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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia mempunyai konteks budaya, praktik keberagamaan 

selalu memunculkan wajah ganda, pada satu sisi bisa berfungsi sebagai kekuatan 

integratif, namun pada sisi yang lain dapat pula menjadi kekuatan disintegratif. 

Agama bisa menjadi kekuatan dalam menciptakan ikatan dan kohesi kelompok 

masyarakat, dan pada saat yang sama menjadi sumber pemisahan dari kelompok 

lain. Dalam kehidupan masyarakat yang multikulturalisme dipahami sebagai 

sesuatu pandangan hidup (paradigma), yang menjadi pengakuan bahwa berbagai 

kultur dan budaya yang berbeda dapat eksis dalam satu lingkungan yang sama dan 

dapat saling bergantung satu sama lain.
1
  

Multikulturalisme menjadi hal yang sentral dalam realitas masyarakat 

secara universal, oleh sebab itu multikulturalisme menjadi tantangan tersendiri 

bagi pluralitas terutama bagi masyarakat dengan moderasi beragama hal ini 

membuktikan bahwa agama memiliki kedudukan tinggi dalam proses kehidupan 

manusia, untuk itu di dunia ini terdapat banyak sekali agama-agama yang diyakini 

oleh manusia.
2
 Ditambah dengan adanya isu pesantren yang sudah tidak relevan 

dengan perkembangan zaman, maka penelitian ini mengkhususkan kepada pondok 

pesantren Rahmatul Asri di Enrekang.   
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Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua, dan merupakan 

budaya khas Indonesia sejak Islam masuk di Nusantara, yang sebelumnya (pra 

Islamisasi) padepokan.
3
 Keberadaan pondok pesantren biasanya diawali oleh 

adanya seorang kyai, kemudian datang santri belajar kepadanya dan masyarakat 

yang mendukung keberadaan pesantren.
4
 Pada masa awal-awal munculnya 

pesantren, kyai tidak memberikan perhatian pada tempat tinggal para santri yang 

belajar kepadanya, pikiranya hanyalah terfokus pada mengajar dan 

mengembangkan agama. Tetapi ketika santri semakin banyak karena dipopulerkan 

pada alumninya, maka timbulah inisiatif untuk mendirikan pondok pesantren 

untuk para santri.
5
   

Pondok pesantren Rahmatul Asri merupakan salah satu pondok pesantren 

yang tergolong masih sangat mudah dibandingkan dengan pondok pesantren lain 

yang ada di Sulawesi Selatan, pondok pesantren Rahmatul Asri dibangun tahun 

1996 dan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1996, pondok pesantren Rahmatul 

Asri yang memiliki letak geografis yang berada di pedesaan dan berkembang di 

tengah-tengah masyarakat yang cukup homogeny dan belum maju, maka menjadi 

tantangan tersendiri bagi santri dan santriwati untuk memahami pluralisme dan 

pluralitas yang ada. Melihat pluralitas yang ada di pondok Pesantren Rahmatul 

Asri seperti santri dan santriwatinya berasal dari asal yang berbeda, tentu saja 
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mereka mempunyai adat istiadat yang tidak sama, tetapi setelah masuk dalam rana 

pondok pesantren maka perbedaan itu melebur menjadi kebersamaan.       

Pluralisme, adalah sistem nilai yang menghargai pluralitas, apabila 

dikaitkan dengan keagamaan, pluralisme diletakkan sebagai sikap yang 

menghargai pluralitas keyakinan keagamaan orang lain sebagai bagian yang asasi 

dalam diri manusia. Pluralisme bukan sinkretisme agama yang mengarah pada 

relativisme yang memandang semua agama sama, sebab kalau agama dipandang 

sama maka dimensi pluralitasnya menjadi tidak jelas. Pluralisme menerima 

adanya perbedaan kepercayaan yang dimiliki manusia, dengan sikap saling 

menghargai antar penganut kepercayaan yang berbeda.
6
 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perlunya mempertimbangkan 

adanya keberadaan perbedaan agama dan keyakinan, maka salah satu bentuk rasa 

untuk menghargai atau menyikapi perbedaan itu, Al-Qur‟an menjelaskan dalam 

QS. Al-Kafirun/: 6. 

  ࣖلكَُمْ دِيْنكُُمْ وَليَِ دِيْنِ 

Terjemahnya: 

Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
7
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Zuhairi Misrawi memandang adanya tiga poin penting dalam pluralisme. 

Pertama, pluralisme meniscayakan keterlibatan aktif dalam keragaman dan 

perbedaan. Adanya perbedaan melahirkan kesadaran dan sikap partisipatif dalam 

keragaman, tidak saja mengakui keragaman dan perbedaan, melainkan merangkai 

keragaman untuk tujuan kebersamaan. Kedua, pluralisme melampaui toleransi. 

Kalau dalam toleransi lahir kesadaran untuk menghargai orang lain, pluralisme 

berupaya membangun kesadaran untuk lebih memahami pihak lain secara lengkap 

dan baik, sehingga dapat menumbuhkan sikap toleransi aktif, dan dapat mencapai 

mutual understanding (saling memahami), di tengah perbedaan dan keragaman. 

Ketiga, pluralisme bukan relativisme. Pluralisme merupakan suatu pandangan 

dalam upaya  menemukan komitmen bersama di antara berbagai komitmen. 

Pluralisme tidak menghilangkan keragaman komitmen yang ada pada masing-

masing agama, melainkan mencari komitmen bersama untuk kemanusiaan.
8
 

Ilman Nafi„a mengurai pemikiran beberapa tokoh Islam dari kalangan 

pesantren dan akademisi (Perguruan Tinggi Islam di Cirebon). Nafi„a menemukan 

dua kecenderungan: pertama, pluralisme dan pluralitas agama adalah dua hal yang 

berbeda. Pluralitas agama adalah masalah kemajemukan agama dan dianggap 

sebagai realitas, Sedangkan pluralisme agama dianggap sebagai 

pencampuradukan dan mempersamakan semua agama, sebagai gagasan yang 

bermasalah dan dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua, pandangan 

yang menganggap pluralisme dan pluralitas agama dipahami dalam pengertian 

yang sama, yakni pengakuan atas kemajemukan atau keragaman agama. Tidak 
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ada masalah dengan pluralisme agama karena sifatnya yang niscaya. Perbedaan 

pandangan ini pada gilirannya berpengaruh pada bentuk pensikapan atas 

kedudukan fatwa MUI. Kyai-kyai sepuh dan kyai-kyai yang memiliki hubungan 

struktural dengan MUI berpendapat bahwa fatwa bersifat mengikat atas umat 

Islam di Indonesia, sementara kyai-kyai muda dan akademisi berpendapat 

sebaliknya atau tidak mengikat.
9
 

Sikap dan pola pikir yang moderat sangat penting diterapkan di negara 

majemuk (plural) seperti Indonesia agar tercipta kerukunan antar masyarakat di 

dalamnya, dan perlunya sikap plural diterapkan dalam kehidupan santri dan 

santriwati karna baru-baru ini kita dikagetkan dengan kasus bom bunuh diri yang 

terjadi  di Gereja Katredal Makassar, insiden tersebut merupakan contoh kecil dari 

beberapa kasus terorisme yang telah terjadi di Indonesia artinya apa, masih ada 

orang yang memegang ideologi-ideologi ekstrem dari sinilah ideologi tersebut 

mengakar kuat dalam pikiran seseorang dan dapat dengan mudah diterima dan 

disebarluaskan.
10

 

Pesantren dalam fungsi sosialnya memiliki tanggung jawab dalam 

menyelesaikan masalah-masalah seperti kemanusian, kemiskinan, dan 

ketidakadlian, apabila dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masalah 

kemanusian sekitarnya, membatasi diri hanya terhadap kelompok yang seagama 

atau yang memiliki paham keagamaan yang sama dengan pesantren akan 
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mengalami hambatan, karena dalam pendidikan nilai tidak terletak pada ranah 

kognitif, tapi lebih pada ranah efektifnya.  

Corak dalam pesantren adalah corak kehidupan keagamaan yang juga 

membentuk sikap dan perilaku santri. Model pemondokan di pesantren, yang 

menyebabkan kehidupannya sama dengan keluarga. Hubungan antara sesama 

santri merupakan suatu aturan yang dibuat dengan spirit dan solidaritas 

kemasyarakatan. Perbedaan sosial budaya santri akan mempengaruhi hubungan 

sosial santri dengan santri yang lain, disebabkan karena latar belakang sosial 

budaya seseorang yang akan membentuk pola perilaku dan sikap serta 

berhubungan dengan orang lain. 

Berdasarkan dengan latar belakang yang dibahas dalam penelitian ini, 

maka peneliti akan membahas permasalahan dan sikap santri dalam pluralitas 

agama di Indonesia khususnya di pondok pesantren Rahmatul Asri Enrekang.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Fokus penelitian ini adalah persepsi santri pondok pesantren Rahmatul 

Asri Enrekang terhadap pluralitas agama di Indonesia, baik dari sikap maupun 

permasalahan dalam menyikapi suatu perbedaan.   

2. Deskripsi fokus 

Peranan yang dimaksud dalam fokus penelitian ini yaitu sikap santri dan 

santriwati terhadap pluralitas agama di Indonesia yang di mana akan menambah 

informasi dan wawasan pengetahuan terkait dengan keragaman paham di 



 

 
 

Indonesia, sehinggah mampu mengurangi kesalahpahaman dalam memahami 

pluralitas agama di Indonesia. 

Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan 

informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang 

lingkungan. 

Santri secara umum adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti 

pendidikan agama Islam di pesantren. Menurut bahasa, istilah santri berasal dari 

bahasa sanskerta, shastri yang memiliki akar kata yang sama dengan kata sastra 

yang berarti kitab suci, agama dan pengetahuan. 

Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para 

siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal 

dengan sebutan kyai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. 

Pluralisme terdiri dari dua kata plural (beragam) dan isme (paham) yang 

berarti paham atas keberagaman. 

Pluralitas Agama adalah keberagaman dan kemajemukan yang ada di 

bumi ini, pluralitas diambil dari kata plural yang memiliki arti jamak, atau lebih 

dari satu yang berbeda-beda dalam suatu komunitas dengan mempertahankan cirri 

spesifik atau keberadaan ajaran masing-masing agama. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya, 

maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

 

 

1. Bagaimana persepsi santri Pesantren Rahmatul Asri terhadap 

permasalahan Pluralitas Agama di Indonesia? 



 

 
 

2.  Bagaiamana sikap santri Pesantren Rahmatul Asri terhadap Pluralitas 

Agama di Indonesia? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Persepsi santri Pesantren Rahmatul Asri terhadap permasalahan Pluralitas 

Agama di Indonesia. 

b. Sikap santri Pesantren Rahmatul Asri terhadap Pluralitas Agama di Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian 

 Peneliti membagi manfaat penelitian ini kedalam dua aspek manfaat, yaitu: 

a. Manfaat Teoritis  

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat penelitian ini dapat 

memperkaya khazanah keilmuan dalam memperluas cakrawala berpikir secara 

ilmiah tentang paham agama, serta memberikan pemahaman mengenai apa itu 

pluralitas dan pluralisme Sehingga, akan memunculkan teori-teori baru yang 

bersifat terapan dan belum banyak dijumpai selama ini. 

b. Manfaat Praktis  

 Secara Praktis penelitian ini kiranya dapat memberikan kontribusi kepada 

masyarakat umum pentingnya mengetahui Pluralisme di Indonesia, sehingga 

mampu saling menghargai dan menghormati sesama Agama sekalipun yang 

berbeba keyakinan, sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti dapat 



 

 
 

mempertajam daya kritis dan daya nalar serta melatih kepekaan terhadap 

fenomena-fenomena keagamaan yang timbul ditengah masyarakat. 

E. Kajian Pustaka  

Berdasarkan dengan pengamatan peneliti, terdapat banyak penelitian 

dengan Pesantren dan pluralisme, akan tetapi masih kurang karya tulisan yang 

menjelaskan secara signifikan tentang persepsi santri pesantren tehadap  

pluralisme khususnya di salah satu pesantren Rahmatul Asri Enrekang. Dengan 

demikian, untuk medukung penelitian ini, peneliti mengambil karya tulis 

terdahulu dalam bentuk skirpsi, dan jurnal yang dianggap mempunyai kesamaan 

dengan apa yang ingin diteliti dan karya tulis tersebut dapat digunakan sebagai 

rujukan dan referensi dalam penguatan penelitian ini. Pertama, skrpsi yang 

disusun oleh Minanurrohman dengan judul „Pandangan Santri Terhadap Non 

Muslim (Studi Kasus di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak)‟, 

membahas tentang bagaimana pandangan santri kepada non muslim dan sikap 

santri terhadap non muslim, dimana santri pondok pesantren futuhiyyah masih ada 

yang berfikir positif dan berfikir negatif terhadap non muslim.
11

 

Perbedaan antara penelitian dari skripsi Minanurrohman dengan penelitian 

ini ialah skirpsi seperti Minanurrohman tersebut membahas terkait pandangan 

santri terhadap non muslim di pesantren futuhiyyah Mranggen Demak, sedangkan 

penelitian ini selain membahas pandangan santri terhadap non muslim di 
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pesantren, juga akan membahas persepsi santri pesantren Rahmatul Asri Enrekang 

terhadap Pluralitas di Indonesia. 

Kedua, sebuah laporan penelitian yang disusun oleh Mukaffan, dan 

Aminulloh. Dengan judul penelitian adalah „Persepsi Kyai Kalangan Pesantren 

Terhadap Pluralisme Agama dalam Menjalin Kerukunan antar Umat Beragama di 

Kabupaten Jamber‟, memaparkan dan mendeskripsikan mengenai bagaimmana 

persepsi kyai tehadap pluralisme dan bagaimana persepsi kyai dalam memberikan 

solusi atas permasalahan pluralism.
12

 Adapun perbedaan antara penelitian yang 

disusun oleh Mukaffan dan Aminulloh lebih merumuskan permasalahan kepada 

kyai dan kurang melibatkan santri, sedangkan penelitian ini fokus pada persepsi 

santri terhadap pluralitas yang ada di Indonesia. 

Ketiga, sebuah skirpsi yang disusun oleh Aswad dengan judul „Pengaruh 

Modernisasi Terhadap Sikap Keberagamaan Santri di Pondok Pesantren Ihyaul‟Ul 

Ulum DDI Baruga Kab. Majene, dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa 

perlunya sikap modernisasi yang harus diterapkan dikalangan sanrti dan santriwati 

agar pihak pesantren tidak ketinggalan dalam zaman teknologi yang mempunyai 

dampak positif. Melihat dengan apa yang telah dipaparkan sebelumnya terkait 

beberapa skripsi yang dianggap relevan dengan penelitian ini, ada pula penelitian 

berupa jurnal yang dianggap cukup relevan untuk dijadikan reverensi bagi 
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penelitian. Pertama, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Arifin Ismail “Sikap 

Pesantren dalam Menghadapi Paham Pluralisme Agama”.
13

 

Keempat, ada sebuah skripsi yang disusun langsung oleh Akbar dengan 

judul „Eksistensi Pondok Pesantren Tradisional dalam Pembangunan Masyarakat 

di Era Globalisasi di Kel. Jalanjang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, dalam hasil 

penelitian ini banyak membahas tentang peranan sosial kemasyarakatan, peran 

spiritual keagamaan dan dakwah, model pembelajaran pesantren tradisional serta 

upaya pesantren tradisional dalam menghadapi dampak kemoderenan.
14

 

Sedangkan, perbedaan penelitian ini hanya fokus kepada persepsi santri pondok 

pesantren terhadap pluralitas agama di Indonesia. 

Pandangan jurnal, menjelaskan pesantren harus memiliki penangkal ide-

ide yang dapat merusak akidah umat islam, salah satu cara yang digunakan untuk 

mencegah msauknya ide-ide yang merusak paham akidah, perlu pendalaman 

ulang ilmu Islam yang fundamental, mengenal dan mendalami metodologi konsep 

peradaban barat, serta memahami teknik peran pemikiran.
15

  

                                                           
13

Aswad, “Pengaruh Modernisasi Terhadap Sikap Keberagamaan Santri di Pondok 

Pesantren Ihya‟ul ulum DDI Baruga Kab. Majene, Skripsi (Fakultas Ushuluddin Filsafat dan 

Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013). 

14
Akbar, “Eksistensi Pondok Pesantren Tradisional dalam Pembangunan Masyarakat di 

Era Globalisasi di Kel. Jalanjang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, Skripsi (Fakultas Ushuluddin 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Proses Terbentuknya Persepsi 

Teori mengenai persepsi yang dimana persepsi adalah pengalaman objek 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang mampu diperoleh dengan cara 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Bedasarkan kutipan tersebut 

artinya persepsi akan timbul ketika melihat sebuah objek atau peristiwa melalui 

alat indra, sehingga mampu diperoleh dengan menyimpulkan informasi tersebut, 

pesrsepsi merupakan sebuah proses kombinasi dari sensasi yang bisa diterima 

oleh organ dan hasil interpretasinya (hasil oleh otak). 

Istilah persepsi hanya biasa digunakan untuk mengungkapkan tentang 

pengalaman terhadap sesusatu benda ataupun sesuatu kejadian yang biasa 

dialaminya. Dalam kamus standar telah dijelaskan bahwa persepsi dianggap segai 

sesuatu pengaruh ataupun kesan oleh yang semata-mata menggunakan 

pengamatan. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan 

mengorganisasikan data-data, untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita 

dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri sendiri. Dengan 

demikian persepsi tidak hanya menggabungkan data diri untuk melihat keadaan 



 

 

objek atau benda luar, namun persepsi juga bisa digunakan untuk meniliai dari 

pada diri kita sendiri sebagai bahan evaluasi diri.
1
    

 

B. Teori Santri  

 Santri merupakan peserta didik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) juga dikenal dengan berbagai macam istilah, antara lain agar terdidik. 

Istilah-isltilah itupun tidak mengandung perbedaan yang prinsip, hanya berbeda 

dari segi usia, tingkatan, jenjang dan sudut pandang saja.  

 Secara sederhana dapat didefinisikan tentang yang dimaksud peserta didik 

adalah setiap orang atau perkelompok orang, tanpa ada batasan usia tertentu, yang 

akan menjadi sasaran yang dapat mempengaruhi kegiatan pendidikan yang 

dilakukan oleh pendidik dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan. Karena 

adanya kehadiran para santri menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan 

formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntu interaksi antar pendidik 

dan santri selaku peserta didik.
2
 

 Istilah santri dalam sebuah pesantren sebagai manifestasi adanya haus 

akan ilmu, pengetahuan dan pembelajaran dalam kemandirian. Santri pula 

merupakan laki-laki dan perempuan. 

C. Pluralitas dan Pluralisme 
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Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pluralitas berarti keadaan 

masyarakat yang majemuk atau bersangkutan dengan sistem dan politiknya. 

Secara praktis, pluralitas bisa diterjemahkan sebagai sikap menghargai perbedaan 

realitas, dan saling hormat-menghormati antara pihak-pihak yang berbeda. Sering 

mendengar ungkapan istilah toleransi. Nah, inilah buah dari sikap pluralis yang 

biasa di terapkan untuk ungkapan tasamuh „alal ikhtilaf atau sikap lapang dada 

dalam perbedaan pendapat fiqih, Islam sendiri mengajarkan prinsip besar “lakum 

dinukum wa liyadin” (bagimu agamamu, bagiku agamaku) inti ajaran ini adalah 

sikap toleransi untuk tidak mencampuri ataupun menyalahkan keyakinan agama 

orang lain.
3
 

K.H. Abdurrahman Wahid disebut-sebut sebagai salah satu figure di 

Indonesia yang mana sangat menghargai perbedaan (plural) dia penggagas 

pluralitas, toleransi, dan pembela kelompok minoritas di Indonesia, dengan kata 

lain Abdurrahman Wahid adalah non-chovinis sebagai figur yang 

memperjuangkan diterimanya kenyataan sosial budaya yang ada. Menurut 

Abdurrahman Wahid, pluralitas bukanlah gagasan atau paham menganggap semua 

agama yang ada itu sama.
4
 Namun pluralitas merupakan sikap yang menyadari 

dan mengakui, setiap agama. Karena perbedaan merupakan sebuah anugerah yang 

dapat menjadikan orang lebih dewasa. 

                                                           

3
Abu Muhammad Waskito, Cukup Satu Gus Dur Saja (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 

2010), h. 114. 

4
Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita (Jakarta: The Wahid Institute, 

2006), h. 136. 



 

 

Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang pluralitas, hampir sama dengan 

apa yang diungkapkan oleh Josh McDowell bahwa pluralitas adalah “respecting 

others beliefs and practices without sharing them” (menghormati keimanan dan 

praktik ibadah pihak lain tanpa ikut serta bersama mereka), Abdurahman wahid 

juga menyebutkan pluralitas dapat ditegakan, maka sangat dibutuhkan suatu pola 

atau konsep yang dapat mengakomodir kehidupan yang plural atau majemuk.  

Menurutnya hidup berdampingan secara damai saja tidak cukup, karena hidup 

yang seperti itu masih rawan atau rentan terhadap munculnya gesekan-gesekan 

kesalahpahaman antara kelompok satu dengan yang lain.
5
 Adapun konsep yang 

ditawarkan Abdurrahman Wahid dalam membangun pluralitas tersebut yaitu 

sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia 

Demokrasi adalah salah satu hal yang patut digaris bawahi dalam 

perjuangan Abdurrahaman wahid, bagi dia demokrasi merupakan akibat yang 

mesti ditanggung sebagai sebuah dimensi yang terdapat dalam ajaran agama 

Islam. Mengapa Abdurrahman Wahid menyebut Islam sebagai agama yang 

demokratis, alasannya yaitu, satu Islam merupakan agama hukum, dengan 

pandangan bahwa agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang 

kelas. Dua, Islam memiliki konsep musyawarah yang berarti adanya kebiasaan 

membahas serta mengajukan pemikiran secara terbuka dan pada akhirnya diakhiri 

dengan kesepakatan. Tiga, Islam selalu mendorong untuk selalu berusaha 
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memperbaiki kehidupan karena dunia ini pada hakikatnya adalah persiapan 

menuju akhirat, atas dasar itulah hidup manusia lebih terarah.
6
 

2. Prinsip Humanis dalam Pluralitas Masyarakat 

Humanis merupakan istilah tentang sesuatu yang berhubungan dengan 

manusia bertujuan menghidupkan rasa kemanusian dan mencita-citakan pergaulan 

hidup yang baik. Adapun pengertian humanis adalah gerakan dengan tujuan untuk 

mempromosikan harkat dan martabat manusia, sebagai pemikiran etis yang 

menjunjung tinggi rasa kemanusian. Menjalankan roda demokrasi adalah hal yang 

sangat penting dan tidak boleh dikesampingkan ataupun diabaikan, karena 

demokrasi ialah wadah untuk manusia dalam memperjuangkan kebebasan dan 

perdamaian negara ini.
7
 Abdurrahman Wahid berpandangan bahwa perihal dari 

perpecahan rasa kemanusian itu disebabkan adanya masalah atau konflik yang 

berkepanjangan yang akan terus terjadi karena konflik perbedaan suku, ras, 

golongan serta yang paling ekstrim yaitu agama. Konflik ini sudah sering terjadi 

di berbagai pelosok Indonesia, bahkan konflik seolah memberikan indikasi bahwa 

di negara Indonesia sendiri dengan mudahnya orang menghakimi orang lain 

sesuai kehendak hati mereka. 
8
 

3. Pluralitas Dakwah Islam 
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Abdurrahman wahid mengatakan bahwa saling ketergantungan antara 

agama dan budaya akan terus-menerus terjadi sebagai sebuah proses yang dapat 

memperkaya dinamika, kekayaan budaya memungkinkan adanya penyambung 

antara berbagi kelompok atas dasar persamaan budaya, bahkan Abdurrahman 

mengatakan agama adalah sumber inspirasi.
9
 

Pluralitas dakwah Islam merupakan usaha dakwah yang pelaksanaan 

kongritnya menasionalkan perjuangan Islam, dengan harapan tak ada lagi 

perbedaan antara kepentingan nasional dengan kepentingan Islam. Islam sebagai 

agama yang diakui di Indonesia selain agama-agama yang lain, yang menjadi 

kebutuhan umat Islam Indonesia adalah menyatuhkan aspirasi Islam menjadi 

aspirasi nasional. Dengan demikian, pribumisasi Islam yang diungkapkan adalah 

bagaimana memperhatikan kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum 

agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri.
10

 

Salah satu hal yang mewarnai dunia dewasa ini adalah pluralitas agama 

dan tradisi keagamaan, demikian ungkapan dari Coward, dan karenanya pluralitas 

merupakan sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Manusia hidup dalam 

pluralitas dan merupakan bagian dari pluralitas itu sendiri, baik secara pasif 

maupun aktif, tak terkecuali dalam hal keagamaan. 

Pluralitas keagamaan menjadi tantangan khusus yang dihadapi agama-

agama dunia dewasa, dan seperti pengamatan Coward, setiap agama muncul 
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dalam lingkungan yang plural ditinjau dari sudut agama dan membentuk dirinya 

sebagai tanggapan terhadap pluralitas tersebut. Jika tidak dipahami secara benar 

dan arif oleh pemeluk agama, pluralitas agama akan menimbulkan dampak, tidak 

hanya berupa konflik antar umat beragama, tetapi juga konflik sosial dan 

disintegrasi bangsa.
11

 Bahkan menurut penafsiran Quraish ketika absolutisitas 

diantara keluar (ke dunia nyata), Nabi tidak diperintahkan intuk menyatakan apa 

yang ada di dalam keyakinan tentang absolutisitas agama tetapi, Quraish Shihab 

mengatakan bahwa salah satu kelemahan manusia adalah semangatnya yang 

mengebu-gebu yang dapat menghantarkan dan memaksakan pandangan 

absolutnya untuk dianut orang lain. Jika umat beragama mampu menggunakan 

pendekatan multikultural dalam berinteraksi, maka keberadaan agama dan 

perbedaan yang ada diantara agama-agama tidak akan menimbulkan pertentanagn 

dan konflik yang membahayakan. Dalam memahami persolan agama perlu 

pendekatan multicultural, dimana pendekatan ini berusaha menjauhkan sikap 

absolute, subjektif, dan ekslusif. Pemahaman ini juga setara dengan pendekatan 

yang digunakan untuk mengedepankan aspek moral dan sosial dalam agama juga 

diperlukan agar agama tampil sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam.
12

  

Pluralitas dan pluralisme dalam konteks keagamaan yang tidak bisa 

dipungkiri, bumi sebagai tempat hunian umat manusia. Namun, telah menjadi 

sunnatullah, para penghuni diciptakan dalam berbagi suku, ras, bahasa, profesi, 

kultur dan agama. Dengan demikian, kemajemukan pluralitas adalah fenomena 
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yang tidak bisa dihindari. Keragaman terdapat di berbagai ruang kehidupan 

termasuk kehidupan beragama, pluralitas bukan hanya terjadi dalam linkup 

kelompok sosial yang besar seperti masyarakat suatu negara, tetapi juga dalam 

lingkup kecil seperti rumah tangga. 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. oleh karena 

itu, mereka sama artinya dipenjara ketika diletakkan di tempat terasing dan 

menyendiri tanpa orang lain, dari sini manusia membuktikan bahwa pentingnya 

hidup dalam kebersamaan melakukan komunikasi sesama manusia plural. 

Pluralitas umat beragama dan keberagamaan itu sendiri dalam Islam diterima 

sebagai kenyataan sejarah yang sesungguhnya diwarnai oleh pluralitas kehidupan 

manusia sendiri, baik pluralitas dalam berpikir, berperasaan, bertempat tinggal, 

maupun dalam bertindak. Jika dilihat dari sisi normatif, doktrin pokok ajaran 

Isalam adalah Al-Qur‟an, bersumber dan bersandar kepada Allah namun, ketika 

doktrin itu mengarah dalam realitas kehidupan masyarakat maka pemahaman dan 

pelaksanaan doktrin itu sepenuhnya bersandar pada realitas kehidupan manusia 

sendiri.Agama sesungguhnya adalah bagian vitial dari kehidupan manusia, baik 

sebagai anggota komunitasnya yang mengorbankan sebagian besar hidup dan 

perhatiannya demi keyakinan dan dogma yang dianutnya, secara naluriyah, 

manusia memiliki keyakinan akan adanya kebenara Tuhan, maka seluruh aspek 

kehidupan manusia disandarkan pada prinsip norma agama.    

Persolannya tak kala agama-agama manusia hidup dan berkembang secara 

berdampingan, keragaman dan kemajemukan berbagai macam ideologi agama itu 

pada akhirnya berdampak pada persinggungan yang acapkali berlanjut pada 



 

 

konflik sosial di tengah umat beragama. Franz Magnis Suseno melihat adanya 

kesulitan bagi agama-agama untuk menerima pluralitas agama dan nilai agama, 

karena agama memutlakkan ajaran yang sering juga terdorong untuk 

memutlakkan kedudukan dalam masyarakat. Dalam keberagamaan ini, semestinya 

ada penelusuran terhadap persolan yang paling inti dalam setiap agama serta 

penafsiran yang terbuka terhadap agama lain. Sikap seperti ini penting dalam 

rangka mencapai sebuah kompromi, tapi untuk menghindarkan benturan antar 

umat beragama, sudah saatnya bila umat beragama membawa sisi cinta kasih, 

toleransi dan kedamaian di muka bumi ini.
13

 

Pluralitas agama dalam kontruksi sosial pada era globalisasi masa kini, 

umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu 

berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya. Pluralisme agama, konflik 

intern atau antar agama yang dimana adalah fenomena nyata, maka sikap inklusif 

atau keterbukaan para tokoh dan pemikir agama dalam merespon perbedaan 

menjadi keniscayaan untuk terjadinya sikap toleransi intern maupun antar agama, 

sedangkan, sikap ekslusif yaitu memandang bahwa keyakinan pandangan pikiran 

dan diri Islam sendirilah yang paling benar. Konteks Indonesia yang majemuk 

Alwi shihab menggambarkan, bahwa teologi eksklusivis tidak dapat dijadikan 

landasan hidup berdampingan secara damai. Dalam skala yang lebih luas, sikap 

toleransi dapat menyentuh pertama, pada level diskursus keagamaan hal ini, harus 

dimunculkan kesadaran massif bahwa pada hakikatnya agama membawa pesan 

toleransi, perdamaian dan anti-kekerasan.  
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Kedua, pada level legal formal yang mengukuhkan visi toleransi nabi 

Muhammad Saw, berdakwah senantiasa mengedepankan munculnya kesepakatan 

yang secara eksplisit menggariskan toleransi di atas nota kepahaman. Ketiga, pada 

level basis material harus dihindari bahwa toleransi bukanlah konsep kosong, 

melainkan sebuah konsep yang meniscahayakan keadilan dan kesejahteraan 

sosial. Toleransi harus mempertimbangkan distribusi ekonomi yang adil, terutama 

bagi kelompok yang terpinggirkan. Masyarakat yang tingkat distribusi 

ekonominya adil dan sejahtera jauh lebih mudah meminimalisir kekerasan dan 

toleransi dari masyarakat yang dirundung kemiskinan dan kemelaratan.
14

 

Disadari atau tidak, bahwa keberadaan fakta kualitas organisme dan situasi 

lingkungan sosial masyarakat manusia dengan berbagai kepentingannya, telah 

melahirkan berbagai macam perbedaan atau pertentangan diantara kelompak satu 

dengan yang lain. Agama sebenarnya menjadi sumber kebaikan, kedamaian dan 

kemanusian, ketika agama berlawanan dengan karakter dasar agama tersebut 

berarti agama telah terkontaminasi oleh kepentingan lain dari luar agama seperti 

kepentingan ekonomi dan politik. Ada beberapa teori yang meyakini bahwa 

realitas atau bagian yang dibangun secara sosial, teori itu dapat dianggap sebagai 

landasan relativisme etika, menurut sosiologi umum yang disebut “kontruksi 

sosial tentang realitas”, dunia dibangun memalui kegiatan kolektif manusia. Peter 

Berger dan Thomas Luckman yang mengemukakan teori ini mengatakan “setiap 

hari, kehidupan menampilkan diri sebagai sebuah realitas yang ditafsirkan oleh 

manusia dan secara subjektif bermakna sebagai sebuah dunia koheren, dunia 
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keseharian tidak begitu saja dipandang sebagai realitas oleh anggota masyarakat 

awam dalam perilaku yang secara subjektif yang bermakna pada kehidupan, 

namun dia adalah dunia yang berasal dari pemikiran dan perbuatan, dipandang 

sebagai sesuatu yang nyata. 

Kecenderungan-kecenderungan di atas, dapat dikatakan berupaya 

membahas totalitas perilaku manusia dari sudut pandang sosio-psikologis, artinya 

perilaku manusia dipahami melalui proses interaksi yang terjadi, struktur sosial 

dan makna dicipta dan dipelihara melalui interaksi sosial. Dengan pengertian 

komunikasi seperti itu, konsep-konsep penting di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Negosiasi: yakni suatu upaya mencapai kesepakatan mengenai makna-

makna objek, negosiasi diupayakan dengan cara berinteraksi dengan 

menggunakan simbol yang memiliki kedudukan penting untuk 

mendefinisikan makna atau realitas objek dalam sosial tertentu. 

2. Proses:  dinamika dari rangkaian kejadian interaksi, komunitas dipandang 

sebagai suatu proses yang dinamis melibatkan serangkain tindakan 

simbolik dan menampakkan episode yang bersifat dinamis. 

3. Pertumbuhan: perkembangan atau perubahan makna terus menerus yang 

diberikan oleh partisipan terhadap objek atau realitas. 

Aksi sosial keagamaan yang ditawarkan secara transformatif  

diartikulasikan ke dalam aktivitas-aktivitas antara lain revitalisasi ajaran agama 

dan kearifan lokal, intensifikasi dialog agama melalui pendidikan pluralism dan 

multikulturalisme, revitalisasi institusi, organisasi, asosiasi keagamaan dan 



 

 

pemberdayaan publik agama, membangun dan memperkuat kemitraan strategis 

intern dan pendidikan lainnya.
15

 Maka pluralitas merupakan warisan yang mesti 

diapresiasi dan amunisi yang dapat digunakan untuk memperkuat proses 

pelaksanaan dakwah, bayak kearifan dakwah yang dapat digali di masyarakat dari 

pluralitas terkait hal ini, para penutur agama yang tampil harus dibekali dengan 

pendekatan materi dakwah berbasis nilai-nilai pluralitas. Sebagaimana dikatakan 

Alwi Shihab, umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang 

tidak terlalu berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya, pluralisme 

agama harus benar-benar dapat dimaknai sesuai dengan akar kata serta makna 

sebenarnya. Hal itu merupakan upaya penyatuan persepsi untuk menyamakan 

pokok bahasan sehingga tidak akan terjadi salah penafsiran dan pemahaman. 

Menyikapi perbedaan dan kemajemukan dengan optimis dan positif, dengan 

sependapat mungkin menemukan kesamaan dan menghindari konflik sebenarnya 

merupakan esensi dari pluralisme. Zuhairi Misrawi hadir dalam rangka 

membangun toleransi di tengah perbedaan dan keragaman, karena perbedaanlah 

pada umumnya manusia lebih mungkin untuk berseteru antara komunitas dengan 

komunitas lain. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Proses Terbentuknya Persepsi 

Teori mengenai persepsi yang dimana persepsi adalah pengalaman objek 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang mampu diperoleh dengan cara 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Bedasarkan kutipan tersebut 

artinya persepsi akan timbul ketika melihat sebuah objek atau peristiwa melalui 

alat indra, sehingga mampu diperoleh dengan menyimpulkan informasi tersebut, 

pesrsepsi merupakan sebuah proses kombinasi dari sensasi yang bisa diterima 

oleh organ dan hasil interpretasinya (hasil oleh otak). 

Istilah persepsi hanya biasa digunakan untuk mengungkapkan tentang 

pengalaman terhadap sesusatu benda ataupun sesuatu kejadian yang biasa 

dialaminya. Dalam kamus standar telah dijelaskan bahwa persepsi dianggap segai 

sesuatu pengaruh ataupun kesan oleh yang semata-mata menggunakan 

pengamatan. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan 

mengorganisasikan data-data, untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita 

dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri sendiri. Dengan 

demikian persepsi tidak hanya menggabungkan data diri untuk melihat keadaan 



 

 

objek atau benda luar, namun persepsi juga bisa digunakan untuk meniliai dari 

pada diri kita sendiri sebagai bahan evaluasi diri.
1
    

 

B. Teori Santri  

 Santri merupakan peserta didik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) juga dikenal dengan berbagai macam istilah, antara lain agar terdidik. 

Istilah-isltilah itupun tidak mengandung perbedaan yang prinsip, hanya berbeda 

dari segi usia, tingkatan, jenjang dan sudut pandang saja.  

 Secara sederhana dapat didefinisikan tentang yang dimaksud peserta didik 

adalah setiap orang atau perkelompok orang, tanpa ada batasan usia tertentu, yang 

akan menjadi sasaran yang dapat mempengaruhi kegiatan pendidikan yang 

dilakukan oleh pendidik dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan. Karena 

adanya kehadiran para santri menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan 

formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntu interaksi antar pendidik 

dan santri selaku peserta didik.
2
 

 Istilah santri dalam sebuah pesantren sebagai manifestasi adanya haus 

akan ilmu, pengetahuan dan pembelajaran dalam kemandirian. Santri pula 

merupakan laki-laki dan perempuan. 

C. Pluralitas dan Pluralisme 
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Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pluralitas berarti keadaan 

masyarakat yang majemuk atau bersangkutan dengan sistem dan politiknya. 

Secara praktis, pluralitas bisa diterjemahkan sebagai sikap menghargai perbedaan 

realitas, dan saling hormat-menghormati antara pihak-pihak yang berbeda. Sering 

mendengar ungkapan istilah toleransi. Nah, inilah buah dari sikap pluralis yang 

biasa di terapkan untuk ungkapan tasamuh „alal ikhtilaf atau sikap lapang dada 

dalam perbedaan pendapat fiqih, Islam sendiri mengajarkan prinsip besar “lakum 

dinukum wa liyadin” (bagimu agamamu, bagiku agamaku) inti ajaran ini adalah 

sikap toleransi untuk tidak mencampuri ataupun menyalahkan keyakinan agama 

orang lain.
3
 

K.H. Abdurrahman Wahid disebut-sebut sebagai salah satu figure di 

Indonesia yang mana sangat menghargai perbedaan (plural) dia penggagas 

pluralitas, toleransi, dan pembela kelompok minoritas di Indonesia, dengan kata 

lain Abdurrahman Wahid adalah non-chovinis sebagai figur yang 

memperjuangkan diterimanya kenyataan sosial budaya yang ada. Menurut 

Abdurrahman Wahid, pluralitas bukanlah gagasan atau paham menganggap semua 

agama yang ada itu sama.
4
 Namun pluralitas merupakan sikap yang menyadari 

dan mengakui, setiap agama. Karena perbedaan merupakan sebuah anugerah yang 

dapat menjadikan orang lebih dewasa. 
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Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang pluralitas, hampir sama dengan 

apa yang diungkapkan oleh Josh McDowell bahwa pluralitas adalah “respecting 

others beliefs and practices without sharing them” (menghormati keimanan dan 

praktik ibadah pihak lain tanpa ikut serta bersama mereka), Abdurahman wahid 

juga menyebutkan pluralitas dapat ditegakan, maka sangat dibutuhkan suatu pola 

atau konsep yang dapat mengakomodir kehidupan yang plural atau majemuk.  

Menurutnya hidup berdampingan secara damai saja tidak cukup, karena hidup 

yang seperti itu masih rawan atau rentan terhadap munculnya gesekan-gesekan 

kesalahpahaman antara kelompok satu dengan yang lain.
5
 Adapun konsep yang 

ditawarkan Abdurrahman Wahid dalam membangun pluralitas tersebut yaitu 

sebagai berikut: 

4. Nilai-nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia 

Demokrasi adalah salah satu hal yang patut digaris bawahi dalam 

perjuangan Abdurrahaman wahid, bagi dia demokrasi merupakan akibat yang 

mesti ditanggung sebagai sebuah dimensi yang terdapat dalam ajaran agama 

Islam. Mengapa Abdurrahman Wahid menyebut Islam sebagai agama yang 

demokratis, alasannya yaitu, satu Islam merupakan agama hukum, dengan 

pandangan bahwa agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang 

kelas. Dua, Islam memiliki konsep musyawarah yang berarti adanya kebiasaan 

membahas serta mengajukan pemikiran secara terbuka dan pada akhirnya diakhiri 

dengan kesepakatan. Tiga, Islam selalu mendorong untuk selalu berusaha 
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memperbaiki kehidupan karena dunia ini pada hakikatnya adalah persiapan 

menuju akhirat, atas dasar itulah hidup manusia lebih terarah.
6
 

5. Prinsip Humanis dalam Pluralitas Masyarakat 

Humanis merupakan istilah tentang sesuatu yang berhubungan dengan 

manusia bertujuan menghidupkan rasa kemanusian dan mencita-citakan pergaulan 

hidup yang baik. Adapun pengertian humanis adalah gerakan dengan tujuan untuk 

mempromosikan harkat dan martabat manusia, sebagai pemikiran etis yang 

menjunjung tinggi rasa kemanusian. Menjalankan roda demokrasi adalah hal yang 

sangat penting dan tidak boleh dikesampingkan ataupun diabaikan, karena 

demokrasi ialah wadah untuk manusia dalam memperjuangkan kebebasan dan 

perdamaian negara ini.
7
 Abdurrahman Wahid berpandangan bahwa perihal dari 

perpecahan rasa kemanusian itu disebabkan adanya masalah atau konflik yang 

berkepanjangan yang akan terus terjadi karena konflik perbedaan suku, ras, 

golongan serta yang paling ekstrim yaitu agama. Konflik ini sudah sering terjadi 

di berbagai pelosok Indonesia, bahkan konflik seolah memberikan indikasi bahwa 

di negara Indonesia sendiri dengan mudahnya orang menghakimi orang lain 

sesuai kehendak hati mereka. 
8
 

6. Pluralitas Dakwah Islam 
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Abdurrahman wahid mengatakan bahwa saling ketergantungan antara 

agama dan budaya akan terus-menerus terjadi sebagai sebuah proses yang dapat 

memperkaya dinamika, kekayaan budaya memungkinkan adanya penyambung 

antara berbagi kelompok atas dasar persamaan budaya, bahkan Abdurrahman 

mengatakan agama adalah sumber inspirasi.
9
 

Pluralitas dakwah Islam merupakan usaha dakwah yang pelaksanaan 

kongritnya menasionalkan perjuangan Islam, dengan harapan tak ada lagi 

perbedaan antara kepentingan nasional dengan kepentingan Islam. Islam sebagai 

agama yang diakui di Indonesia selain agama-agama yang lain, yang menjadi 

kebutuhan umat Islam Indonesia adalah menyatuhkan aspirasi Islam menjadi 

aspirasi nasional. Dengan demikian, pribumisasi Islam yang diungkapkan adalah 

bagaimana memperhatikan kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum 

agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri.
10

 

Salah satu hal yang mewarnai dunia dewasa ini adalah pluralitas agama 

dan tradisi keagamaan, demikian ungkapan dari Coward, dan karenanya pluralitas 

merupakan sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Manusia hidup dalam 

pluralitas dan merupakan bagian dari pluralitas itu sendiri, baik secara pasif 

maupun aktif, tak terkecuali dalam hal keagamaan. 

Pluralitas keagamaan menjadi tantangan khusus yang dihadapi agama-

agama dunia dewasa, dan seperti pengamatan Coward, setiap agama muncul 
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dalam lingkungan yang plural ditinjau dari sudut agama dan membentuk dirinya 

sebagai tanggapan terhadap pluralitas tersebut. Jika tidak dipahami secara benar 

dan arif oleh pemeluk agama, pluralitas agama akan menimbulkan dampak, tidak 

hanya berupa konflik antar umat beragama, tetapi juga konflik sosial dan 

disintegrasi bangsa.
11

 Bahkan menurut penafsiran Quraish ketika absolutisitas 

diantara keluar (ke dunia nyata), Nabi tidak diperintahkan intuk menyatakan apa 

yang ada di dalam keyakinan tentang absolutisitas agama tetapi, Quraish Shihab 

mengatakan bahwa salah satu kelemahan manusia adalah semangatnya yang 

mengebu-gebu yang dapat menghantarkan dan memaksakan pandangan 

absolutnya untuk dianut orang lain. Jika umat beragama mampu menggunakan 

pendekatan multikultural dalam berinteraksi, maka keberadaan agama dan 

perbedaan yang ada diantara agama-agama tidak akan menimbulkan pertentanagn 

dan konflik yang membahayakan. Dalam memahami persolan agama perlu 

pendekatan multicultural, dimana pendekatan ini berusaha menjauhkan sikap 

absolute, subjektif, dan ekslusif. Pemahaman ini juga setara dengan pendekatan 

yang digunakan untuk mengedepankan aspek moral dan sosial dalam agama juga 

diperlukan agar agama tampil sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam.
12

  

Pluralitas dan pluralisme dalam konteks keagamaan yang tidak bisa 

dipungkiri, bumi sebagai tempat hunian umat manusia. Namun, telah menjadi 

sunnatullah, para penghuni diciptakan dalam berbagi suku, ras, bahasa, profesi, 

kultur dan agama. Dengan demikian, kemajemukan pluralitas adalah fenomena 
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yang tidak bisa dihindari. Keragaman terdapat di berbagai ruang kehidupan 

termasuk kehidupan beragama, pluralitas bukan hanya terjadi dalam linkup 

kelompok sosial yang besar seperti masyarakat suatu negara, tetapi juga dalam 

lingkup kecil seperti rumah tangga. 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. oleh karena 

itu, mereka sama artinya dipenjara ketika diletakkan di tempat terasing dan 

menyendiri tanpa orang lain, dari sini manusia membuktikan bahwa pentingnya 

hidup dalam kebersamaan melakukan komunikasi sesama manusia plural. 

Pluralitas umat beragama dan keberagamaan itu sendiri dalam Islam diterima 

sebagai kenyataan sejarah yang sesungguhnya diwarnai oleh pluralitas kehidupan 

manusia sendiri, baik pluralitas dalam berpikir, berperasaan, bertempat tinggal, 

maupun dalam bertindak. Jika dilihat dari sisi normatif, doktrin pokok ajaran 

Isalam adalah Al-Qur‟an, bersumber dan bersandar kepada Allah namun, ketika 

doktrin itu mengarah dalam realitas kehidupan masyarakat maka pemahaman dan 

pelaksanaan doktrin itu sepenuhnya bersandar pada realitas kehidupan manusia 

sendiri.Agama sesungguhnya adalah bagian vitial dari kehidupan manusia, baik 

sebagai anggota komunitasnya yang mengorbankan sebagian besar hidup dan 

perhatiannya demi keyakinan dan dogma yang dianutnya, secara naluriyah, 

manusia memiliki keyakinan akan adanya kebenara Tuhan, maka seluruh aspek 

kehidupan manusia disandarkan pada prinsip norma agama.    

Persolannya tak kala agama-agama manusia hidup dan berkembang secara 

berdampingan, keragaman dan kemajemukan berbagai macam ideologi agama itu 

pada akhirnya berdampak pada persinggungan yang acapkali berlanjut pada 



 

 

konflik sosial di tengah umat beragama. Franz Magnis Suseno melihat adanya 

kesulitan bagi agama-agama untuk menerima pluralitas agama dan nilai agama, 

karena agama memutlakkan ajaran yang sering juga terdorong untuk 

memutlakkan kedudukan dalam masyarakat. Dalam keberagamaan ini, semestinya 

ada penelusuran terhadap persolan yang paling inti dalam setiap agama serta 

penafsiran yang terbuka terhadap agama lain. Sikap seperti ini penting dalam 

rangka mencapai sebuah kompromi, tapi untuk menghindarkan benturan antar 

umat beragama, sudah saatnya bila umat beragama membawa sisi cinta kasih, 

toleransi dan kedamaian di muka bumi ini.
13

 

Pluralitas agama dalam kontruksi sosial pada era globalisasi masa kini, 

umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu 

berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya. Pluralisme agama, konflik 

intern atau antar agama yang dimana adalah fenomena nyata, maka sikap inklusif 

atau keterbukaan para tokoh dan pemikir agama dalam merespon perbedaan 

menjadi keniscayaan untuk terjadinya sikap toleransi intern maupun antar agama, 

sedangkan, sikap ekslusif yaitu memandang bahwa keyakinan pandangan pikiran 

dan diri Islam sendirilah yang paling benar. Konteks Indonesia yang majemuk 

Alwi shihab menggambarkan, bahwa teologi eksklusivis tidak dapat dijadikan 

landasan hidup berdampingan secara damai. Dalam skala yang lebih luas, sikap 

toleransi dapat menyentuh pertama, pada level diskursus keagamaan hal ini, harus 

dimunculkan kesadaran massif bahwa pada hakikatnya agama membawa pesan 

toleransi, perdamaian dan anti-kekerasan.  
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Kedua, pada level legal formal yang mengukuhkan visi toleransi nabi 

Muhammad Saw, berdakwah senantiasa mengedepankan munculnya kesepakatan 

yang secara eksplisit menggariskan toleransi di atas nota kepahaman. Ketiga, pada 

level basis material harus dihindari bahwa toleransi bukanlah konsep kosong, 

melainkan sebuah konsep yang meniscahayakan keadilan dan kesejahteraan 

sosial. Toleransi harus mempertimbangkan distribusi ekonomi yang adil, terutama 

bagi kelompok yang terpinggirkan. Masyarakat yang tingkat distribusi 

ekonominya adil dan sejahtera jauh lebih mudah meminimalisir kekerasan dan 

toleransi dari masyarakat yang dirundung kemiskinan dan kemelaratan.
14

 

Disadari atau tidak, bahwa keberadaan fakta kualitas organisme dan situasi 

lingkungan sosial masyarakat manusia dengan berbagai kepentingannya, telah 

melahirkan berbagai macam perbedaan atau pertentangan diantara kelompak satu 

dengan yang lain. Agama sebenarnya menjadi sumber kebaikan, kedamaian dan 

kemanusian, ketika agama berlawanan dengan karakter dasar agama tersebut 

berarti agama telah terkontaminasi oleh kepentingan lain dari luar agama seperti 

kepentingan ekonomi dan politik. Ada beberapa teori yang meyakini bahwa 

realitas atau bagian yang dibangun secara sosial, teori itu dapat dianggap sebagai 

landasan relativisme etika, menurut sosiologi umum yang disebut “kontruksi 

sosial tentang realitas”, dunia dibangun memalui kegiatan kolektif manusia. Peter 

Berger dan Thomas Luckman yang mengemukakan teori ini mengatakan “setiap 

hari, kehidupan menampilkan diri sebagai sebuah realitas yang ditafsirkan oleh 

manusia dan secara subjektif bermakna sebagai sebuah dunia koheren, dunia 
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keseharian tidak begitu saja dipandang sebagai realitas oleh anggota masyarakat 

awam dalam perilaku yang secara subjektif yang bermakna pada kehidupan, 

namun dia adalah dunia yang berasal dari pemikiran dan perbuatan, dipandang 

sebagai sesuatu yang nyata. 

Kecenderungan-kecenderungan di atas, dapat dikatakan berupaya 

membahas totalitas perilaku manusia dari sudut pandang sosio-psikologis, artinya 

perilaku manusia dipahami melalui proses interaksi yang terjadi, struktur sosial 

dan makna dicipta dan dipelihara melalui interaksi sosial. Dengan pengertian 

komunikasi seperti itu, konsep-konsep penting di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

4. Negosiasi: yakni suatu upaya mencapai kesepakatan mengenai makna-

makna objek, negosiasi diupayakan dengan cara berinteraksi dengan 

menggunakan simbol yang memiliki kedudukan penting untuk 

mendefinisikan makna atau realitas objek dalam sosial tertentu. 

5. Proses:  dinamika dari rangkaian kejadian interaksi, komunitas dipandang 

sebagai suatu proses yang dinamis melibatkan serangkain tindakan 

simbolik dan menampakkan episode yang bersifat dinamis. 

6. Pertumbuhan: perkembangan atau perubahan makna terus menerus yang 

diberikan oleh partisipan terhadap objek atau realitas. 

Aksi sosial keagamaan yang ditawarkan secara transformatif  

diartikulasikan ke dalam aktivitas-aktivitas antara lain revitalisasi ajaran agama 

dan kearifan lokal, intensifikasi dialog agama melalui pendidikan pluralism dan 

multikulturalisme, revitalisasi institusi, organisasi, asosiasi keagamaan dan 



 

 

pemberdayaan publik agama, membangun dan memperkuat kemitraan strategis 

intern dan pendidikan lainnya.
15

 Maka pluralitas merupakan warisan yang mesti 

diapresiasi dan amunisi yang dapat digunakan untuk memperkuat proses 

pelaksanaan dakwah, bayak kearifan dakwah yang dapat digali di masyarakat dari 

pluralitas terkait hal ini, para penutur agama yang tampil harus dibekali dengan 

pendekatan materi dakwah berbasis nilai-nilai pluralitas. Sebagaimana dikatakan 

Alwi Shihab, umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang 

tidak terlalu berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya, pluralisme 

agama harus benar-benar dapat dimaknai sesuai dengan akar kata serta makna 

sebenarnya. Hal itu merupakan upaya penyatuan persepsi untuk menyamakan 

pokok bahasan sehingga tidak akan terjadi salah penafsiran dan pemahaman. 

Menyikapi perbedaan dan kemajemukan dengan optimis dan positif, dengan 

sependapat mungkin menemukan kesamaan dan menghindari konflik sebenarnya 

merupakan esensi dari pluralisme. Zuhairi Misrawi hadir dalam rangka 

membangun toleransi di tengah perbedaan dan keragaman, karena perbedaanlah 

pada umumnya manusia lebih mungkin untuk berseteru antara komunitas dengan 

komunitas lain. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Proses Terbentuknya Persepsi 

Teori mengenai persepsi yang dimana persepsi adalah pengalaman objek 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang mampu diperoleh dengan cara 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Bedasarkan kutipan tersebut 

artinya persepsi akan timbul ketika melihat sebuah objek atau peristiwa melalui 

alat indra, sehingga mampu diperoleh dengan menyimpulkan informasi tersebut, 

pesrsepsi merupakan sebuah proses kombinasi dari sensasi yang bisa diterima 

oleh organ dan hasil interpretasinya (hasil oleh otak). 

Istilah persepsi hanya biasa digunakan untuk mengungkapkan tentang 

pengalaman terhadap sesusatu benda ataupun sesuatu kejadian yang biasa 

dialaminya. Dalam kamus standar telah dijelaskan bahwa persepsi dianggap segai 

sesuatu pengaruh ataupun kesan oleh yang semata-mata menggunakan 

pengamatan. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan 

mengorganisasikan data-data, untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita 

dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri sendiri. Dengan 

demikian persepsi tidak hanya menggabungkan data diri untuk melihat keadaan 



 

 

objek atau benda luar, namun persepsi juga bisa digunakan untuk meniliai dari 

pada diri kita sendiri sebagai bahan evaluasi diri.
1
    

 

B. Teori Santri  

 Santri merupakan peserta didik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) juga dikenal dengan berbagai macam istilah, antara lain agar terdidik. 

Istilah-isltilah itupun tidak mengandung perbedaan yang prinsip, hanya berbeda 

dari segi usia, tingkatan, jenjang dan sudut pandang saja.  

 Secara sederhana dapat didefinisikan tentang yang dimaksud peserta didik 

adalah setiap orang atau perkelompok orang, tanpa ada batasan usia tertentu, yang 

akan menjadi sasaran yang dapat mempengaruhi kegiatan pendidikan yang 

dilakukan oleh pendidik dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan. Karena 

adanya kehadiran para santri menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan 

formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntu interaksi antar pendidik 

dan santri selaku peserta didik.
2
 

 Istilah santri dalam sebuah pesantren sebagai manifestasi adanya haus 

akan ilmu, pengetahuan dan pembelajaran dalam kemandirian. Santri pula 

merupakan laki-laki dan perempuan. 

C. Pluralitas dan Pluralisme 
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Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pluralitas berarti keadaan 

masyarakat yang majemuk atau bersangkutan dengan sistem dan politiknya. 

Secara praktis, pluralitas bisa diterjemahkan sebagai sikap menghargai perbedaan 

realitas, dan saling hormat-menghormati antara pihak-pihak yang berbeda. Sering 

mendengar ungkapan istilah toleransi. Nah, inilah buah dari sikap pluralis yang 

biasa di terapkan untuk ungkapan tasamuh „alal ikhtilaf atau sikap lapang dada 

dalam perbedaan pendapat fiqih, Islam sendiri mengajarkan prinsip besar “lakum 

dinukum wa liyadin” (bagimu agamamu, bagiku agamaku) inti ajaran ini adalah 

sikap toleransi untuk tidak mencampuri ataupun menyalahkan keyakinan agama 

orang lain.
3
 

K.H. Abdurrahman Wahid disebut-sebut sebagai salah satu figure di 

Indonesia yang mana sangat menghargai perbedaan (plural) dia penggagas 

pluralitas, toleransi, dan pembela kelompok minoritas di Indonesia, dengan kata 

lain Abdurrahman Wahid adalah non-chovinis sebagai figur yang 

memperjuangkan diterimanya kenyataan sosial budaya yang ada. Menurut 

Abdurrahman Wahid, pluralitas bukanlah gagasan atau paham menganggap semua 

agama yang ada itu sama.
4
 Namun pluralitas merupakan sikap yang menyadari 

dan mengakui, setiap agama. Karena perbedaan merupakan sebuah anugerah yang 

dapat menjadikan orang lebih dewasa. 
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Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang pluralitas, hampir sama dengan 

apa yang diungkapkan oleh Josh McDowell bahwa pluralitas adalah “respecting 

others beliefs and practices without sharing them” (menghormati keimanan dan 

praktik ibadah pihak lain tanpa ikut serta bersama mereka), Abdurahman wahid 

juga menyebutkan pluralitas dapat ditegakan, maka sangat dibutuhkan suatu pola 

atau konsep yang dapat mengakomodir kehidupan yang plural atau majemuk.  

Menurutnya hidup berdampingan secara damai saja tidak cukup, karena hidup 

yang seperti itu masih rawan atau rentan terhadap munculnya gesekan-gesekan 

kesalahpahaman antara kelompok satu dengan yang lain.
5
 Adapun konsep yang 

ditawarkan Abdurrahman Wahid dalam membangun pluralitas tersebut yaitu 

sebagai berikut: 

7. Nilai-nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia 

Demokrasi adalah salah satu hal yang patut digaris bawahi dalam 

perjuangan Abdurrahaman wahid, bagi dia demokrasi merupakan akibat yang 

mesti ditanggung sebagai sebuah dimensi yang terdapat dalam ajaran agama 

Islam. Mengapa Abdurrahman Wahid menyebut Islam sebagai agama yang 

demokratis, alasannya yaitu, satu Islam merupakan agama hukum, dengan 

pandangan bahwa agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang 

kelas. Dua, Islam memiliki konsep musyawarah yang berarti adanya kebiasaan 

membahas serta mengajukan pemikiran secara terbuka dan pada akhirnya diakhiri 

dengan kesepakatan. Tiga, Islam selalu mendorong untuk selalu berusaha 
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memperbaiki kehidupan karena dunia ini pada hakikatnya adalah persiapan 

menuju akhirat, atas dasar itulah hidup manusia lebih terarah.
6
 

8. Prinsip Humanis dalam Pluralitas Masyarakat 

Humanis merupakan istilah tentang sesuatu yang berhubungan dengan 

manusia bertujuan menghidupkan rasa kemanusian dan mencita-citakan pergaulan 

hidup yang baik. Adapun pengertian humanis adalah gerakan dengan tujuan untuk 

mempromosikan harkat dan martabat manusia, sebagai pemikiran etis yang 

menjunjung tinggi rasa kemanusian. Menjalankan roda demokrasi adalah hal yang 

sangat penting dan tidak boleh dikesampingkan ataupun diabaikan, karena 

demokrasi ialah wadah untuk manusia dalam memperjuangkan kebebasan dan 

perdamaian negara ini.
7
 Abdurrahman Wahid berpandangan bahwa perihal dari 

perpecahan rasa kemanusian itu disebabkan adanya masalah atau konflik yang 

berkepanjangan yang akan terus terjadi karena konflik perbedaan suku, ras, 

golongan serta yang paling ekstrim yaitu agama. Konflik ini sudah sering terjadi 

di berbagai pelosok Indonesia, bahkan konflik seolah memberikan indikasi bahwa 

di negara Indonesia sendiri dengan mudahnya orang menghakimi orang lain 

sesuai kehendak hati mereka. 
8
 

9. Pluralitas Dakwah Islam 
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Abdurrahman wahid mengatakan bahwa saling ketergantungan antara 

agama dan budaya akan terus-menerus terjadi sebagai sebuah proses yang dapat 

memperkaya dinamika, kekayaan budaya memungkinkan adanya penyambung 

antara berbagi kelompok atas dasar persamaan budaya, bahkan Abdurrahman 

mengatakan agama adalah sumber inspirasi.
9
 

Pluralitas dakwah Islam merupakan usaha dakwah yang pelaksanaan 

kongritnya menasionalkan perjuangan Islam, dengan harapan tak ada lagi 

perbedaan antara kepentingan nasional dengan kepentingan Islam. Islam sebagai 

agama yang diakui di Indonesia selain agama-agama yang lain, yang menjadi 

kebutuhan umat Islam Indonesia adalah menyatuhkan aspirasi Islam menjadi 

aspirasi nasional. Dengan demikian, pribumisasi Islam yang diungkapkan adalah 

bagaimana memperhatikan kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum 

agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri.
10

 

Salah satu hal yang mewarnai dunia dewasa ini adalah pluralitas agama 

dan tradisi keagamaan, demikian ungkapan dari Coward, dan karenanya pluralitas 

merupakan sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Manusia hidup dalam 

pluralitas dan merupakan bagian dari pluralitas itu sendiri, baik secara pasif 

maupun aktif, tak terkecuali dalam hal keagamaan. 

Pluralitas keagamaan menjadi tantangan khusus yang dihadapi agama-

agama dunia dewasa, dan seperti pengamatan Coward, setiap agama muncul 
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dalam lingkungan yang plural ditinjau dari sudut agama dan membentuk dirinya 

sebagai tanggapan terhadap pluralitas tersebut. Jika tidak dipahami secara benar 

dan arif oleh pemeluk agama, pluralitas agama akan menimbulkan dampak, tidak 

hanya berupa konflik antar umat beragama, tetapi juga konflik sosial dan 

disintegrasi bangsa.
11

 Bahkan menurut penafsiran Quraish ketika absolutisitas 

diantara keluar (ke dunia nyata), Nabi tidak diperintahkan intuk menyatakan apa 

yang ada di dalam keyakinan tentang absolutisitas agama tetapi, Quraish Shihab 

mengatakan bahwa salah satu kelemahan manusia adalah semangatnya yang 

mengebu-gebu yang dapat menghantarkan dan memaksakan pandangan 

absolutnya untuk dianut orang lain. Jika umat beragama mampu menggunakan 

pendekatan multikultural dalam berinteraksi, maka keberadaan agama dan 

perbedaan yang ada diantara agama-agama tidak akan menimbulkan pertentanagn 

dan konflik yang membahayakan. Dalam memahami persolan agama perlu 

pendekatan multicultural, dimana pendekatan ini berusaha menjauhkan sikap 

absolute, subjektif, dan ekslusif. Pemahaman ini juga setara dengan pendekatan 

yang digunakan untuk mengedepankan aspek moral dan sosial dalam agama juga 

diperlukan agar agama tampil sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam.
12

  

Pluralitas dan pluralisme dalam konteks keagamaan yang tidak bisa 

dipungkiri, bumi sebagai tempat hunian umat manusia. Namun, telah menjadi 

sunnatullah, para penghuni diciptakan dalam berbagi suku, ras, bahasa, profesi, 

kultur dan agama. Dengan demikian, kemajemukan pluralitas adalah fenomena 
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yang tidak bisa dihindari. Keragaman terdapat di berbagai ruang kehidupan 

termasuk kehidupan beragama, pluralitas bukan hanya terjadi dalam linkup 

kelompok sosial yang besar seperti masyarakat suatu negara, tetapi juga dalam 

lingkup kecil seperti rumah tangga. 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. oleh karena 

itu, mereka sama artinya dipenjara ketika diletakkan di tempat terasing dan 

menyendiri tanpa orang lain, dari sini manusia membuktikan bahwa pentingnya 

hidup dalam kebersamaan melakukan komunikasi sesama manusia plural. 

Pluralitas umat beragama dan keberagamaan itu sendiri dalam Islam diterima 

sebagai kenyataan sejarah yang sesungguhnya diwarnai oleh pluralitas kehidupan 

manusia sendiri, baik pluralitas dalam berpikir, berperasaan, bertempat tinggal, 

maupun dalam bertindak. Jika dilihat dari sisi normatif, doktrin pokok ajaran 

Isalam adalah Al-Qur‟an, bersumber dan bersandar kepada Allah namun, ketika 

doktrin itu mengarah dalam realitas kehidupan masyarakat maka pemahaman dan 

pelaksanaan doktrin itu sepenuhnya bersandar pada realitas kehidupan manusia 

sendiri.Agama sesungguhnya adalah bagian vitial dari kehidupan manusia, baik 

sebagai anggota komunitasnya yang mengorbankan sebagian besar hidup dan 

perhatiannya demi keyakinan dan dogma yang dianutnya, secara naluriyah, 

manusia memiliki keyakinan akan adanya kebenara Tuhan, maka seluruh aspek 

kehidupan manusia disandarkan pada prinsip norma agama.    

Persolannya tak kala agama-agama manusia hidup dan berkembang secara 

berdampingan, keragaman dan kemajemukan berbagai macam ideologi agama itu 

pada akhirnya berdampak pada persinggungan yang acapkali berlanjut pada 



 

 

konflik sosial di tengah umat beragama. Franz Magnis Suseno melihat adanya 

kesulitan bagi agama-agama untuk menerima pluralitas agama dan nilai agama, 

karena agama memutlakkan ajaran yang sering juga terdorong untuk 

memutlakkan kedudukan dalam masyarakat. Dalam keberagamaan ini, semestinya 

ada penelusuran terhadap persolan yang paling inti dalam setiap agama serta 

penafsiran yang terbuka terhadap agama lain. Sikap seperti ini penting dalam 

rangka mencapai sebuah kompromi, tapi untuk menghindarkan benturan antar 

umat beragama, sudah saatnya bila umat beragama membawa sisi cinta kasih, 

toleransi dan kedamaian di muka bumi ini.
13

 

Pluralitas agama dalam kontruksi sosial pada era globalisasi masa kini, 

umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu 

berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya. Pluralisme agama, konflik 

intern atau antar agama yang dimana adalah fenomena nyata, maka sikap inklusif 

atau keterbukaan para tokoh dan pemikir agama dalam merespon perbedaan 

menjadi keniscayaan untuk terjadinya sikap toleransi intern maupun antar agama, 

sedangkan, sikap ekslusif yaitu memandang bahwa keyakinan pandangan pikiran 

dan diri Islam sendirilah yang paling benar. Konteks Indonesia yang majemuk 

Alwi shihab menggambarkan, bahwa teologi eksklusivis tidak dapat dijadikan 

landasan hidup berdampingan secara damai. Dalam skala yang lebih luas, sikap 

toleransi dapat menyentuh pertama, pada level diskursus keagamaan hal ini, harus 

dimunculkan kesadaran massif bahwa pada hakikatnya agama membawa pesan 

toleransi, perdamaian dan anti-kekerasan.  
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Kedua, pada level legal formal yang mengukuhkan visi toleransi nabi 

Muhammad Saw, berdakwah senantiasa mengedepankan munculnya kesepakatan 

yang secara eksplisit menggariskan toleransi di atas nota kepahaman. Ketiga, pada 

level basis material harus dihindari bahwa toleransi bukanlah konsep kosong, 

melainkan sebuah konsep yang meniscahayakan keadilan dan kesejahteraan 

sosial. Toleransi harus mempertimbangkan distribusi ekonomi yang adil, terutama 

bagi kelompok yang terpinggirkan. Masyarakat yang tingkat distribusi 

ekonominya adil dan sejahtera jauh lebih mudah meminimalisir kekerasan dan 

toleransi dari masyarakat yang dirundung kemiskinan dan kemelaratan.
14

 

Disadari atau tidak, bahwa keberadaan fakta kualitas organisme dan situasi 

lingkungan sosial masyarakat manusia dengan berbagai kepentingannya, telah 

melahirkan berbagai macam perbedaan atau pertentangan diantara kelompak satu 

dengan yang lain. Agama sebenarnya menjadi sumber kebaikan, kedamaian dan 

kemanusian, ketika agama berlawanan dengan karakter dasar agama tersebut 

berarti agama telah terkontaminasi oleh kepentingan lain dari luar agama seperti 

kepentingan ekonomi dan politik. Ada beberapa teori yang meyakini bahwa 

realitas atau bagian yang dibangun secara sosial, teori itu dapat dianggap sebagai 

landasan relativisme etika, menurut sosiologi umum yang disebut “kontruksi 

sosial tentang realitas”, dunia dibangun memalui kegiatan kolektif manusia. Peter 

Berger dan Thomas Luckman yang mengemukakan teori ini mengatakan “setiap 

hari, kehidupan menampilkan diri sebagai sebuah realitas yang ditafsirkan oleh 

manusia dan secara subjektif bermakna sebagai sebuah dunia koheren, dunia 
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keseharian tidak begitu saja dipandang sebagai realitas oleh anggota masyarakat 

awam dalam perilaku yang secara subjektif yang bermakna pada kehidupan, 

namun dia adalah dunia yang berasal dari pemikiran dan perbuatan, dipandang 

sebagai sesuatu yang nyata. 

Kecenderungan-kecenderungan di atas, dapat dikatakan berupaya 

membahas totalitas perilaku manusia dari sudut pandang sosio-psikologis, artinya 

perilaku manusia dipahami melalui proses interaksi yang terjadi, struktur sosial 

dan makna dicipta dan dipelihara melalui interaksi sosial. Dengan pengertian 

komunikasi seperti itu, konsep-konsep penting di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

7. Negosiasi: yakni suatu upaya mencapai kesepakatan mengenai makna-

makna objek, negosiasi diupayakan dengan cara berinteraksi dengan 

menggunakan simbol yang memiliki kedudukan penting untuk 

mendefinisikan makna atau realitas objek dalam sosial tertentu. 

8. Proses:  dinamika dari rangkaian kejadian interaksi, komunitas dipandang 

sebagai suatu proses yang dinamis melibatkan serangkain tindakan 

simbolik dan menampakkan episode yang bersifat dinamis. 

9. Pertumbuhan: perkembangan atau perubahan makna terus menerus yang 

diberikan oleh partisipan terhadap objek atau realitas. 

Aksi sosial keagamaan yang ditawarkan secara transformatif  

diartikulasikan ke dalam aktivitas-aktivitas antara lain revitalisasi ajaran agama 

dan kearifan lokal, intensifikasi dialog agama melalui pendidikan pluralism dan 

multikulturalisme, revitalisasi institusi, organisasi, asosiasi keagamaan dan 



 

 

pemberdayaan publik agama, membangun dan memperkuat kemitraan strategis 

intern dan pendidikan lainnya.
15

 Maka pluralitas merupakan warisan yang mesti 

diapresiasi dan amunisi yang dapat digunakan untuk memperkuat proses 

pelaksanaan dakwah, bayak kearifan dakwah yang dapat digali di masyarakat dari 

pluralitas terkait hal ini, para penutur agama yang tampil harus dibekali dengan 

pendekatan materi dakwah berbasis nilai-nilai pluralitas. Sebagaimana dikatakan 

Alwi Shihab, umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang 

tidak terlalu berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya, pluralisme 

agama harus benar-benar dapat dimaknai sesuai dengan akar kata serta makna 

sebenarnya. Hal itu merupakan upaya penyatuan persepsi untuk menyamakan 

pokok bahasan sehingga tidak akan terjadi salah penafsiran dan pemahaman. 

Menyikapi perbedaan dan kemajemukan dengan optimis dan positif, dengan 

sependapat mungkin menemukan kesamaan dan menghindari konflik sebenarnya 

merupakan esensi dari pluralisme. Zuhairi Misrawi hadir dalam rangka 

membangun toleransi di tengah perbedaan dan keragaman, karena perbedaanlah 

pada umumnya manusia lebih mungkin untuk berseteru antara komunitas dengan 

komunitas lain. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Proses Terbentuknya Persepsi 

Teori mengenai persepsi yang dimana persepsi adalah pengalaman objek 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang mampu diperoleh dengan cara 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Bedasarkan kutipan tersebut 

artinya persepsi akan timbul ketika melihat sebuah objek atau peristiwa melalui 

alat indra, sehingga mampu diperoleh dengan menyimpulkan informasi tersebut, 

pesrsepsi merupakan sebuah proses kombinasi dari sensasi yang bisa diterima 

oleh organ dan hasil interpretasinya (hasil oleh otak). 

Istilah persepsi hanya biasa digunakan untuk mengungkapkan tentang 

pengalaman terhadap sesusatu benda ataupun sesuatu kejadian yang biasa 

dialaminya. Dalam kamus standar telah dijelaskan bahwa persepsi dianggap segai 

sesuatu pengaruh ataupun kesan oleh yang semata-mata menggunakan 

pengamatan. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan 

mengorganisasikan data-data, untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita 

dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri sendiri. Dengan 

demikian persepsi tidak hanya menggabungkan data diri untuk melihat keadaan 

objek atau benda luar, namun persepsi juga bisa digunakan untuk meniliai dari 

pada diri kita sendiri sebagai bahan evaluasi diri.
1
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B. Teori Santri  

 Santri merupakan peserta didik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) juga dikenal dengan berbagai macam istilah, antara lain agar terdidik. 

Istilah-isltilah itupun tidak mengandung perbedaan yang prinsip, hanya berbeda 

dari segi usia, tingkatan, jenjang dan sudut pandang saja.  

 Secara sederhana dapat didefinisikan tentang yang dimaksud peserta didik 

adalah setiap orang atau perkelompok orang, tanpa ada batasan usia tertentu, yang 

akan menjadi sasaran yang dapat mempengaruhi kegiatan pendidikan yang 

dilakukan oleh pendidik dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan. Karena 

adanya kehadiran para santri menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan 

formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntu interaksi antar pendidik 

dan santri selaku peserta didik.
2
 

 Istilah santri dalam sebuah pesantren sebagai manifestasi adanya haus 

akan ilmu, pengetahuan dan pembelajaran dalam kemandirian. Santri pula 

merupakan laki-laki dan perempuan. 

C. Pluralitas dan Pluralisme 

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pluralitas berarti keadaan 

masyarakat yang majemuk atau bersangkutan dengan sistem dan politiknya. 

Secara praktis, pluralitas bisa diterjemahkan sebagai sikap menghargai perbedaan 

realitas, dan saling hormat-menghormati antara pihak-pihak yang berbeda. Sering 
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mendengar ungkapan istilah toleransi. Nah, inilah buah dari sikap pluralis yang 

biasa di terapkan untuk ungkapan tasamuh „alal ikhtilaf atau sikap lapang dada 

dalam perbedaan pendapat fiqih, Islam sendiri mengajarkan prinsip besar “lakum 

dinukum wa liyadin” (bagimu agamamu, bagiku agamaku) inti ajaran ini adalah 

sikap toleransi untuk tidak mencampuri ataupun menyalahkan keyakinan agama 

orang lain.
3
 

K.H. Abdurrahman Wahid disebut-sebut sebagai salah satu figure di 

Indonesia yang mana sangat menghargai perbedaan (plural) dia penggagas 

pluralitas, toleransi, dan pembela kelompok minoritas di Indonesia, dengan kata 

lain Abdurrahman Wahid adalah non-chovinis sebagai figur yang 

memperjuangkan diterimanya kenyataan sosial budaya yang ada. Menurut 

Abdurrahman Wahid, pluralitas bukanlah gagasan atau paham menganggap semua 

agama yang ada itu sama.
4
 Namun pluralitas merupakan sikap yang menyadari 

dan mengakui, setiap agama. Karena perbedaan merupakan sebuah anugerah yang 

dapat menjadikan orang lebih dewasa. 

Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang pluralitas, hampir sama dengan 

apa yang diungkapkan oleh Josh McDowell bahwa pluralitas adalah “respecting 

others beliefs and practices without sharing them” (menghormati keimanan dan 

praktik ibadah pihak lain tanpa ikut serta bersama mereka), Abdurahman wahid 

juga menyebutkan pluralitas dapat ditegakan, maka sangat dibutuhkan suatu pola 

                                                           

3
Abu Muhammad Waskito, Cukup Satu Gus Dur Saja (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 

2010), h. 114. 

4
Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita (Jakarta: The Wahid Institute, 

2006), h. 136. 



 

 

atau konsep yang dapat mengakomodir kehidupan yang plural atau majemuk.  

Menurutnya hidup berdampingan secara damai saja tidak cukup, karena hidup 

yang seperti itu masih rawan atau rentan terhadap munculnya gesekan-gesekan 

kesalahpahaman antara kelompok satu dengan yang lain.
5
 Adapun konsep yang 

ditawarkan Abdurrahman Wahid dalam membangun pluralitas tersebut yaitu 

sebagai berikut: 

10. Nilai-nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia 

Demokrasi adalah salah satu hal yang patut digaris bawahi dalam 

perjuangan Abdurrahaman wahid, bagi dia demokrasi merupakan akibat yang 

mesti ditanggung sebagai sebuah dimensi yang terdapat dalam ajaran agama 

Islam. Mengapa Abdurrahman Wahid menyebut Islam sebagai agama yang 

demokratis, alasannya yaitu, satu Islam merupakan agama hukum, dengan 

pandangan bahwa agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang 

kelas. Dua, Islam memiliki konsep musyawarah yang berarti adanya kebiasaan 

membahas serta mengajukan pemikiran secara terbuka dan pada akhirnya diakhiri 

dengan kesepakatan. Tiga, Islam selalu mendorong untuk selalu berusaha 

memperbaiki kehidupan karena dunia ini pada hakikatnya adalah persiapan 

menuju akhirat, atas dasar itulah hidup manusia lebih terarah.
6
 

11. Prinsip Humanis dalam Pluralitas Masyarakat 
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Humanis merupakan istilah tentang sesuatu yang berhubungan dengan 

manusia bertujuan menghidupkan rasa kemanusian dan mencita-citakan pergaulan 

hidup yang baik. Adapun pengertian humanis adalah gerakan dengan tujuan untuk 

mempromosikan harkat dan martabat manusia, sebagai pemikiran etis yang 

menjunjung tinggi rasa kemanusian. Menjalankan roda demokrasi adalah hal yang 

sangat penting dan tidak boleh dikesampingkan ataupun diabaikan, karena 

demokrasi ialah wadah untuk manusia dalam memperjuangkan kebebasan dan 

perdamaian negara ini.
7
 Abdurrahman Wahid berpandangan bahwa perihal dari 

perpecahan rasa kemanusian itu disebabkan adanya masalah atau konflik yang 

berkepanjangan yang akan terus terjadi karena konflik perbedaan suku, ras, 

golongan serta yang paling ekstrim yaitu agama. Konflik ini sudah sering terjadi 

di berbagai pelosok Indonesia, bahkan konflik seolah memberikan indikasi bahwa 

di negara Indonesia sendiri dengan mudahnya orang menghakimi orang lain 

sesuai kehendak hati mereka. 
8
 

12. Pluralitas Dakwah Islam 

Abdurrahman wahid mengatakan bahwa saling ketergantungan antara 

agama dan budaya akan terus-menerus terjadi sebagai sebuah proses yang dapat 

memperkaya dinamika, kekayaan budaya memungkinkan adanya penyambung 
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antara berbagi kelompok atas dasar persamaan budaya, bahkan Abdurrahman 

mengatakan agama adalah sumber inspirasi.
9
 

Pluralitas dakwah Islam merupakan usaha dakwah yang pelaksanaan 

kongritnya menasionalkan perjuangan Islam, dengan harapan tak ada lagi 

perbedaan antara kepentingan nasional dengan kepentingan Islam. Islam sebagai 

agama yang diakui di Indonesia selain agama-agama yang lain, yang menjadi 

kebutuhan umat Islam Indonesia adalah menyatuhkan aspirasi Islam menjadi 

aspirasi nasional. Dengan demikian, pribumisasi Islam yang diungkapkan adalah 

bagaimana memperhatikan kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum 

agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri.
10

 

Salah satu hal yang mewarnai dunia dewasa ini adalah pluralitas agama 

dan tradisi keagamaan, demikian ungkapan dari Coward, dan karenanya pluralitas 

merupakan sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Manusia hidup dalam 

pluralitas dan merupakan bagian dari pluralitas itu sendiri, baik secara pasif 

maupun aktif, tak terkecuali dalam hal keagamaan. 

Pluralitas keagamaan menjadi tantangan khusus yang dihadapi agama-

agama dunia dewasa, dan seperti pengamatan Coward, setiap agama muncul 

dalam lingkungan yang plural ditinjau dari sudut agama dan membentuk dirinya 

sebagai tanggapan terhadap pluralitas tersebut. Jika tidak dipahami secara benar 

dan arif oleh pemeluk agama, pluralitas agama akan menimbulkan dampak, tidak 
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hanya berupa konflik antar umat beragama, tetapi juga konflik sosial dan 

disintegrasi bangsa.
11

 Bahkan menurut penafsiran Quraish ketika absolutisitas 

diantara keluar (ke dunia nyata), Nabi tidak diperintahkan intuk menyatakan apa 

yang ada di dalam keyakinan tentang absolutisitas agama tetapi, Quraish Shihab 

mengatakan bahwa salah satu kelemahan manusia adalah semangatnya yang 

mengebu-gebu yang dapat menghantarkan dan memaksakan pandangan 

absolutnya untuk dianut orang lain. Jika umat beragama mampu menggunakan 

pendekatan multikultural dalam berinteraksi, maka keberadaan agama dan 

perbedaan yang ada diantara agama-agama tidak akan menimbulkan pertentanagn 

dan konflik yang membahayakan. Dalam memahami persolan agama perlu 

pendekatan multicultural, dimana pendekatan ini berusaha menjauhkan sikap 

absolute, subjektif, dan ekslusif. Pemahaman ini juga setara dengan pendekatan 

yang digunakan untuk mengedepankan aspek moral dan sosial dalam agama juga 

diperlukan agar agama tampil sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam.
12

  

Pluralitas dan pluralisme dalam konteks keagamaan yang tidak bisa 

dipungkiri, bumi sebagai tempat hunian umat manusia. Namun, telah menjadi 

sunnatullah, para penghuni diciptakan dalam berbagi suku, ras, bahasa, profesi, 

kultur dan agama. Dengan demikian, kemajemukan pluralitas adalah fenomena 

yang tidak bisa dihindari. Keragaman terdapat di berbagai ruang kehidupan 

termasuk kehidupan beragama, pluralitas bukan hanya terjadi dalam linkup 
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kelompok sosial yang besar seperti masyarakat suatu negara, tetapi juga dalam 

lingkup kecil seperti rumah tangga. 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. oleh karena 

itu, mereka sama artinya dipenjara ketika diletakkan di tempat terasing dan 

menyendiri tanpa orang lain, dari sini manusia membuktikan bahwa pentingnya 

hidup dalam kebersamaan melakukan komunikasi sesama manusia plural. 

Pluralitas umat beragama dan keberagamaan itu sendiri dalam Islam diterima 

sebagai kenyataan sejarah yang sesungguhnya diwarnai oleh pluralitas kehidupan 

manusia sendiri, baik pluralitas dalam berpikir, berperasaan, bertempat tinggal, 

maupun dalam bertindak. Jika dilihat dari sisi normatif, doktrin pokok ajaran 

Isalam adalah Al-Qur‟an, bersumber dan bersandar kepada Allah namun, ketika 

doktrin itu mengarah dalam realitas kehidupan masyarakat maka pemahaman dan 

pelaksanaan doktrin itu sepenuhnya bersandar pada realitas kehidupan manusia 

sendiri.Agama sesungguhnya adalah bagian vitial dari kehidupan manusia, baik 

sebagai anggota komunitasnya yang mengorbankan sebagian besar hidup dan 

perhatiannya demi keyakinan dan dogma yang dianutnya, secara naluriyah, 

manusia memiliki keyakinan akan adanya kebenara Tuhan, maka seluruh aspek 

kehidupan manusia disandarkan pada prinsip norma agama.    

Persolannya tak kala agama-agama manusia hidup dan berkembang secara 

berdampingan, keragaman dan kemajemukan berbagai macam ideologi agama itu 

pada akhirnya berdampak pada persinggungan yang acapkali berlanjut pada 

konflik sosial di tengah umat beragama. Franz Magnis Suseno melihat adanya 

kesulitan bagi agama-agama untuk menerima pluralitas agama dan nilai agama, 



 

 

karena agama memutlakkan ajaran yang sering juga terdorong untuk 

memutlakkan kedudukan dalam masyarakat. Dalam keberagamaan ini, semestinya 

ada penelusuran terhadap persolan yang paling inti dalam setiap agama serta 

penafsiran yang terbuka terhadap agama lain. Sikap seperti ini penting dalam 

rangka mencapai sebuah kompromi, tapi untuk menghindarkan benturan antar 

umat beragama, sudah saatnya bila umat beragama membawa sisi cinta kasih, 

toleransi dan kedamaian di muka bumi ini.
13

 

Pluralitas agama dalam kontruksi sosial pada era globalisasi masa kini, 

umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu 

berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya. Pluralisme agama, konflik 

intern atau antar agama yang dimana adalah fenomena nyata, maka sikap inklusif 

atau keterbukaan para tokoh dan pemikir agama dalam merespon perbedaan 

menjadi keniscayaan untuk terjadinya sikap toleransi intern maupun antar agama, 

sedangkan, sikap ekslusif yaitu memandang bahwa keyakinan pandangan pikiran 

dan diri Islam sendirilah yang paling benar. Konteks Indonesia yang majemuk 

Alwi shihab menggambarkan, bahwa teologi eksklusivis tidak dapat dijadikan 

landasan hidup berdampingan secara damai. Dalam skala yang lebih luas, sikap 

toleransi dapat menyentuh pertama, pada level diskursus keagamaan hal ini, harus 

dimunculkan kesadaran massif bahwa pada hakikatnya agama membawa pesan 

toleransi, perdamaian dan anti-kekerasan.  
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Kedua, pada level legal formal yang mengukuhkan visi toleransi nabi 

Muhammad Saw, berdakwah senantiasa mengedepankan munculnya kesepakatan 

yang secara eksplisit menggariskan toleransi di atas nota kepahaman. Ketiga, pada 

level basis material harus dihindari bahwa toleransi bukanlah konsep kosong, 

melainkan sebuah konsep yang meniscahayakan keadilan dan kesejahteraan 

sosial. Toleransi harus mempertimbangkan distribusi ekonomi yang adil, terutama 

bagi kelompok yang terpinggirkan. Masyarakat yang tingkat distribusi 

ekonominya adil dan sejahtera jauh lebih mudah meminimalisir kekerasan dan 

toleransi dari masyarakat yang dirundung kemiskinan dan kemelaratan.
14

 

Disadari atau tidak, bahwa keberadaan fakta kualitas organisme dan situasi 

lingkungan sosial masyarakat manusia dengan berbagai kepentingannya, telah 

melahirkan berbagai macam perbedaan atau pertentangan diantara kelompak satu 

dengan yang lain. Agama sebenarnya menjadi sumber kebaikan, kedamaian dan 

kemanusian, ketika agama berlawanan dengan karakter dasar agama tersebut 

berarti agama telah terkontaminasi oleh kepentingan lain dari luar agama seperti 

kepentingan ekonomi dan politik. Ada beberapa teori yang meyakini bahwa 

realitas atau bagian yang dibangun secara sosial, teori itu dapat dianggap sebagai 

landasan relativisme etika, menurut sosiologi umum yang disebut “kontruksi 

sosial tentang realitas”, dunia dibangun memalui kegiatan kolektif manusia. Peter 

Berger dan Thomas Luckman yang mengemukakan teori ini mengatakan “setiap 

hari, kehidupan menampilkan diri sebagai sebuah realitas yang ditafsirkan oleh 

manusia dan secara subjektif bermakna sebagai sebuah dunia koheren, dunia 
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keseharian tidak begitu saja dipandang sebagai realitas oleh anggota masyarakat 

awam dalam perilaku yang secara subjektif yang bermakna pada kehidupan, 

namun dia adalah dunia yang berasal dari pemikiran dan perbuatan, dipandang 

sebagai sesuatu yang nyata. 

Kecenderungan-kecenderungan di atas, dapat dikatakan berupaya 

membahas totalitas perilaku manusia dari sudut pandang sosio-psikologis, artinya 

perilaku manusia dipahami melalui proses interaksi yang terjadi, struktur sosial 

dan makna dicipta dan dipelihara melalui interaksi sosial. Dengan pengertian 

komunikasi seperti itu, konsep-konsep penting di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

10. Negosiasi: yakni suatu upaya mencapai kesepakatan mengenai makna-

makna objek, negosiasi diupayakan dengan cara berinteraksi dengan 

menggunakan simbol yang memiliki kedudukan penting untuk 

mendefinisikan makna atau realitas objek dalam sosial tertentu. 

11. Proses:  dinamika dari rangkaian kejadian interaksi, komunitas dipandang 

sebagai suatu proses yang dinamis melibatkan serangkain tindakan 

simbolik dan menampakkan episode yang bersifat dinamis. 

12. Pertumbuhan: perkembangan atau perubahan makna terus menerus yang 

diberikan oleh partisipan terhadap objek atau realitas. 

Aksi sosial keagamaan yang ditawarkan secara transformatif  

diartikulasikan ke dalam aktivitas-aktivitas antara lain revitalisasi ajaran agama 

dan kearifan lokal, intensifikasi dialog agama melalui pendidikan pluralism dan 

multikulturalisme, revitalisasi institusi, organisasi, asosiasi keagamaan dan 



 

 

pemberdayaan publik agama, membangun dan memperkuat kemitraan strategis 

intern dan pendidikan lainnya.
15

 Maka pluralitas merupakan warisan yang mesti 

diapresiasi dan amunisi yang dapat digunakan untuk memperkuat proses 

pelaksanaan dakwah, bayak kearifan dakwah yang dapat digali di masyarakat dari 

pluralitas terkait hal ini, para penutur agama yang tampil harus dibekali dengan 

pendekatan materi dakwah berbasis nilai-nilai pluralitas. Sebagaimana dikatakan 

Alwi Shihab, umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang 

tidak terlalu berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya, pluralisme 

agama harus benar-benar dapat dimaknai sesuai dengan akar kata serta makna 

sebenarnya. Hal itu merupakan upaya penyatuan persepsi untuk menyamakan 

pokok bahasan sehingga tidak akan terjadi salah penafsiran dan pemahaman. 

Menyikapi perbedaan dan kemajemukan dengan optimis dan positif, dengan 

sependapat mungkin menemukan kesamaan dan menghindari konflik sebenarnya 

merupakan esensi dari pluralisme. Zuhairi Misrawi hadir dalam rangka 

membangun toleransi di tengah perbedaan dan keragaman, karena perbedaanlah 

pada umumnya manusia lebih mungkin untuk berseteru antara komunitas dengan 

komunitas lain. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Proses Terbentuknya Persepsi 

Teori mengenai persepsi yang dimana persepsi adalah pengalaman objek 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang mampu diperoleh dengan cara 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Bedasarkan kutipan tersebut 

artinya persepsi akan timbul ketika melihat sebuah objek atau peristiwa melalui 

alat indra, sehingga mampu diperoleh dengan menyimpulkan informasi tersebut, 

pesrsepsi merupakan sebuah proses kombinasi dari sensasi yang bisa diterima 

oleh organ dan hasil interpretasinya (hasil oleh otak). 

Istilah persepsi hanya biasa digunakan untuk mengungkapkan tentang 

pengalaman terhadap sesusatu benda ataupun sesuatu kejadian yang biasa 

dialaminya. Dalam kamus standar telah dijelaskan bahwa persepsi dianggap segai 

sesuatu pengaruh ataupun kesan oleh yang semata-mata menggunakan 

pengamatan. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan 

mengorganisasikan data-data, untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita 

dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri sendiri. Dengan 

demikian persepsi tidak hanya menggabungkan data diri untuk melihat keadaan 

objek atau benda luar, namun persepsi juga bisa digunakan untuk meniliai dari 

pada diri kita sendiri sebagai bahan evaluasi diri.
1
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B. Teori Santri  

 Santri merupakan peserta didik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) juga dikenal dengan berbagai macam istilah, antara lain agar terdidik. 

Istilah-isltilah itupun tidak mengandung perbedaan yang prinsip, hanya berbeda 

dari segi usia, tingkatan, jenjang dan sudut pandang saja.  

 Secara sederhana dapat didefinisikan tentang yang dimaksud peserta didik 

adalah setiap orang atau perkelompok orang, tanpa ada batasan usia tertentu, yang 

akan menjadi sasaran yang dapat mempengaruhi kegiatan pendidikan yang 

dilakukan oleh pendidik dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan. Karena 

adanya kehadiran para santri menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan 

formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntu interaksi antar pendidik 

dan santri selaku peserta didik.
2
 

 Istilah santri dalam sebuah pesantren sebagai manifestasi adanya haus 

akan ilmu, pengetahuan dan pembelajaran dalam kemandirian. Santri pula 

merupakan laki-laki dan perempuan. 

C. Pluralitas dan Pluralisme 

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pluralitas berarti keadaan 

masyarakat yang majemuk atau bersangkutan dengan sistem dan politiknya. 

Secara praktis, pluralitas bisa diterjemahkan sebagai sikap menghargai perbedaan 

realitas, dan saling hormat-menghormati antara pihak-pihak yang berbeda. Sering 

mendengar ungkapan istilah toleransi. Nah, inilah buah dari sikap pluralis yang 
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biasa di terapkan untuk ungkapan tasamuh „alal ikhtilaf atau sikap lapang dada 

dalam perbedaan pendapat fiqih, Islam sendiri mengajarkan prinsip besar “lakum 

dinukum wa liyadin” (bagimu agamamu, bagiku agamaku) inti ajaran ini adalah 

sikap toleransi untuk tidak mencampuri ataupun menyalahkan keyakinan agama 

orang lain.
3
 

K.H. Abdurrahman Wahid disebut-sebut sebagai salah satu figure di 

Indonesia yang mana sangat menghargai perbedaan (plural) dia penggagas 

pluralitas, toleransi, dan pembela kelompok minoritas di Indonesia, dengan kata 

lain Abdurrahman Wahid adalah non-chovinis sebagai figur yang 

memperjuangkan diterimanya kenyataan sosial budaya yang ada. Menurut 

Abdurrahman Wahid, pluralitas bukanlah gagasan atau paham menganggap semua 

agama yang ada itu sama.
4
 Namun pluralitas merupakan sikap yang menyadari 

dan mengakui, setiap agama. Karena perbedaan merupakan sebuah anugerah yang 

dapat menjadikan orang lebih dewasa. 

Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang pluralitas, hampir sama dengan 

apa yang diungkapkan oleh Josh McDowell bahwa pluralitas adalah “respecting 

others beliefs and practices without sharing them” (menghormati keimanan dan 

praktik ibadah pihak lain tanpa ikut serta bersama mereka), Abdurahman wahid 

juga menyebutkan pluralitas dapat ditegakan, maka sangat dibutuhkan suatu pola 

atau konsep yang dapat mengakomodir kehidupan yang plural atau majemuk.  

                                                           

3
Abu Muhammad Waskito, Cukup Satu Gus Dur Saja (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 

2010), h. 114. 

4
Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita (Jakarta: The Wahid Institute, 

2006), h. 136. 



 

 

Menurutnya hidup berdampingan secara damai saja tidak cukup, karena hidup 

yang seperti itu masih rawan atau rentan terhadap munculnya gesekan-gesekan 

kesalahpahaman antara kelompok satu dengan yang lain.
5
 Adapun konsep yang 

ditawarkan Abdurrahman Wahid dalam membangun pluralitas tersebut yaitu 

sebagai berikut: 

13. Nilai-nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia 

Demokrasi adalah salah satu hal yang patut digaris bawahi dalam 

perjuangan Abdurrahaman wahid, bagi dia demokrasi merupakan akibat yang 

mesti ditanggung sebagai sebuah dimensi yang terdapat dalam ajaran agama 

Islam. Mengapa Abdurrahman Wahid menyebut Islam sebagai agama yang 

demokratis, alasannya yaitu, satu Islam merupakan agama hukum, dengan 

pandangan bahwa agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang 

kelas. Dua, Islam memiliki konsep musyawarah yang berarti adanya kebiasaan 

membahas serta mengajukan pemikiran secara terbuka dan pada akhirnya diakhiri 

dengan kesepakatan. Tiga, Islam selalu mendorong untuk selalu berusaha 

memperbaiki kehidupan karena dunia ini pada hakikatnya adalah persiapan 

menuju akhirat, atas dasar itulah hidup manusia lebih terarah.
6
 

14. Prinsip Humanis dalam Pluralitas Masyarakat 

Humanis merupakan istilah tentang sesuatu yang berhubungan dengan 

manusia bertujuan menghidupkan rasa kemanusian dan mencita-citakan pergaulan 
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hidup yang baik. Adapun pengertian humanis adalah gerakan dengan tujuan untuk 

mempromosikan harkat dan martabat manusia, sebagai pemikiran etis yang 

menjunjung tinggi rasa kemanusian. Menjalankan roda demokrasi adalah hal yang 

sangat penting dan tidak boleh dikesampingkan ataupun diabaikan, karena 

demokrasi ialah wadah untuk manusia dalam memperjuangkan kebebasan dan 

perdamaian negara ini.
7
 Abdurrahman Wahid berpandangan bahwa perihal dari 

perpecahan rasa kemanusian itu disebabkan adanya masalah atau konflik yang 

berkepanjangan yang akan terus terjadi karena konflik perbedaan suku, ras, 

golongan serta yang paling ekstrim yaitu agama. Konflik ini sudah sering terjadi 

di berbagai pelosok Indonesia, bahkan konflik seolah memberikan indikasi bahwa 

di negara Indonesia sendiri dengan mudahnya orang menghakimi orang lain 

sesuai kehendak hati mereka. 
8
 

15. Pluralitas Dakwah Islam 

Abdurrahman wahid mengatakan bahwa saling ketergantungan antara 

agama dan budaya akan terus-menerus terjadi sebagai sebuah proses yang dapat 

memperkaya dinamika, kekayaan budaya memungkinkan adanya penyambung 

antara berbagi kelompok atas dasar persamaan budaya, bahkan Abdurrahman 

mengatakan agama adalah sumber inspirasi.
9
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Pluralitas dakwah Islam merupakan usaha dakwah yang pelaksanaan 

kongritnya menasionalkan perjuangan Islam, dengan harapan tak ada lagi 

perbedaan antara kepentingan nasional dengan kepentingan Islam. Islam sebagai 

agama yang diakui di Indonesia selain agama-agama yang lain, yang menjadi 

kebutuhan umat Islam Indonesia adalah menyatuhkan aspirasi Islam menjadi 

aspirasi nasional. Dengan demikian, pribumisasi Islam yang diungkapkan adalah 

bagaimana memperhatikan kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum 

agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri.
10

 

Salah satu hal yang mewarnai dunia dewasa ini adalah pluralitas agama 

dan tradisi keagamaan, demikian ungkapan dari Coward, dan karenanya pluralitas 

merupakan sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Manusia hidup dalam 

pluralitas dan merupakan bagian dari pluralitas itu sendiri, baik secara pasif 

maupun aktif, tak terkecuali dalam hal keagamaan. 

Pluralitas keagamaan menjadi tantangan khusus yang dihadapi agama-

agama dunia dewasa, dan seperti pengamatan Coward, setiap agama muncul 

dalam lingkungan yang plural ditinjau dari sudut agama dan membentuk dirinya 

sebagai tanggapan terhadap pluralitas tersebut. Jika tidak dipahami secara benar 

dan arif oleh pemeluk agama, pluralitas agama akan menimbulkan dampak, tidak 

hanya berupa konflik antar umat beragama, tetapi juga konflik sosial dan 

disintegrasi bangsa.
11

 Bahkan menurut penafsiran Quraish ketika absolutisitas 

diantara keluar (ke dunia nyata), Nabi tidak diperintahkan intuk menyatakan apa 
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yang ada di dalam keyakinan tentang absolutisitas agama tetapi, Quraish Shihab 

mengatakan bahwa salah satu kelemahan manusia adalah semangatnya yang 

mengebu-gebu yang dapat menghantarkan dan memaksakan pandangan 

absolutnya untuk dianut orang lain. Jika umat beragama mampu menggunakan 

pendekatan multikultural dalam berinteraksi, maka keberadaan agama dan 

perbedaan yang ada diantara agama-agama tidak akan menimbulkan pertentanagn 

dan konflik yang membahayakan. Dalam memahami persolan agama perlu 

pendekatan multicultural, dimana pendekatan ini berusaha menjauhkan sikap 

absolute, subjektif, dan ekslusif. Pemahaman ini juga setara dengan pendekatan 

yang digunakan untuk mengedepankan aspek moral dan sosial dalam agama juga 

diperlukan agar agama tampil sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam.
12

  

Pluralitas dan pluralisme dalam konteks keagamaan yang tidak bisa 

dipungkiri, bumi sebagai tempat hunian umat manusia. Namun, telah menjadi 

sunnatullah, para penghuni diciptakan dalam berbagi suku, ras, bahasa, profesi, 

kultur dan agama. Dengan demikian, kemajemukan pluralitas adalah fenomena 

yang tidak bisa dihindari. Keragaman terdapat di berbagai ruang kehidupan 

termasuk kehidupan beragama, pluralitas bukan hanya terjadi dalam linkup 

kelompok sosial yang besar seperti masyarakat suatu negara, tetapi juga dalam 

lingkup kecil seperti rumah tangga. 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. oleh karena 

itu, mereka sama artinya dipenjara ketika diletakkan di tempat terasing dan 

menyendiri tanpa orang lain, dari sini manusia membuktikan bahwa pentingnya 
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hidup dalam kebersamaan melakukan komunikasi sesama manusia plural. 

Pluralitas umat beragama dan keberagamaan itu sendiri dalam Islam diterima 

sebagai kenyataan sejarah yang sesungguhnya diwarnai oleh pluralitas kehidupan 

manusia sendiri, baik pluralitas dalam berpikir, berperasaan, bertempat tinggal, 

maupun dalam bertindak. Jika dilihat dari sisi normatif, doktrin pokok ajaran 

Isalam adalah Al-Qur‟an, bersumber dan bersandar kepada Allah namun, ketika 

doktrin itu mengarah dalam realitas kehidupan masyarakat maka pemahaman dan 

pelaksanaan doktrin itu sepenuhnya bersandar pada realitas kehidupan manusia 

sendiri.Agama sesungguhnya adalah bagian vitial dari kehidupan manusia, baik 

sebagai anggota komunitasnya yang mengorbankan sebagian besar hidup dan 

perhatiannya demi keyakinan dan dogma yang dianutnya, secara naluriyah, 

manusia memiliki keyakinan akan adanya kebenara Tuhan, maka seluruh aspek 

kehidupan manusia disandarkan pada prinsip norma agama.    

Persolannya tak kala agama-agama manusia hidup dan berkembang secara 

berdampingan, keragaman dan kemajemukan berbagai macam ideologi agama itu 

pada akhirnya berdampak pada persinggungan yang acapkali berlanjut pada 

konflik sosial di tengah umat beragama. Franz Magnis Suseno melihat adanya 

kesulitan bagi agama-agama untuk menerima pluralitas agama dan nilai agama, 

karena agama memutlakkan ajaran yang sering juga terdorong untuk 

memutlakkan kedudukan dalam masyarakat. Dalam keberagamaan ini, semestinya 

ada penelusuran terhadap persolan yang paling inti dalam setiap agama serta 

penafsiran yang terbuka terhadap agama lain. Sikap seperti ini penting dalam 

rangka mencapai sebuah kompromi, tapi untuk menghindarkan benturan antar 



 

 

umat beragama, sudah saatnya bila umat beragama membawa sisi cinta kasih, 

toleransi dan kedamaian di muka bumi ini.
13

 

Pluralitas agama dalam kontruksi sosial pada era globalisasi masa kini, 

umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu 

berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya. Pluralisme agama, konflik 

intern atau antar agama yang dimana adalah fenomena nyata, maka sikap inklusif 

atau keterbukaan para tokoh dan pemikir agama dalam merespon perbedaan 

menjadi keniscayaan untuk terjadinya sikap toleransi intern maupun antar agama, 

sedangkan, sikap ekslusif yaitu memandang bahwa keyakinan pandangan pikiran 

dan diri Islam sendirilah yang paling benar. Konteks Indonesia yang majemuk 

Alwi shihab menggambarkan, bahwa teologi eksklusivis tidak dapat dijadikan 

landasan hidup berdampingan secara damai. Dalam skala yang lebih luas, sikap 

toleransi dapat menyentuh pertama, pada level diskursus keagamaan hal ini, harus 

dimunculkan kesadaran massif bahwa pada hakikatnya agama membawa pesan 

toleransi, perdamaian dan anti-kekerasan.  

Kedua, pada level legal formal yang mengukuhkan visi toleransi nabi 

Muhammad Saw, berdakwah senantiasa mengedepankan munculnya kesepakatan 

yang secara eksplisit menggariskan toleransi di atas nota kepahaman. Ketiga, pada 

level basis material harus dihindari bahwa toleransi bukanlah konsep kosong, 

melainkan sebuah konsep yang meniscahayakan keadilan dan kesejahteraan 

sosial. Toleransi harus mempertimbangkan distribusi ekonomi yang adil, terutama 
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bagi kelompok yang terpinggirkan. Masyarakat yang tingkat distribusi 

ekonominya adil dan sejahtera jauh lebih mudah meminimalisir kekerasan dan 

toleransi dari masyarakat yang dirundung kemiskinan dan kemelaratan.
14

 

Disadari atau tidak, bahwa keberadaan fakta kualitas organisme dan situasi 

lingkungan sosial masyarakat manusia dengan berbagai kepentingannya, telah 

melahirkan berbagai macam perbedaan atau pertentangan diantara kelompak satu 

dengan yang lain. Agama sebenarnya menjadi sumber kebaikan, kedamaian dan 

kemanusian, ketika agama berlawanan dengan karakter dasar agama tersebut 

berarti agama telah terkontaminasi oleh kepentingan lain dari luar agama seperti 

kepentingan ekonomi dan politik. Ada beberapa teori yang meyakini bahwa 

realitas atau bagian yang dibangun secara sosial, teori itu dapat dianggap sebagai 

landasan relativisme etika, menurut sosiologi umum yang disebut “kontruksi 

sosial tentang realitas”, dunia dibangun memalui kegiatan kolektif manusia. Peter 

Berger dan Thomas Luckman yang mengemukakan teori ini mengatakan “setiap 

hari, kehidupan menampilkan diri sebagai sebuah realitas yang ditafsirkan oleh 

manusia dan secara subjektif bermakna sebagai sebuah dunia koheren, dunia 

keseharian tidak begitu saja dipandang sebagai realitas oleh anggota masyarakat 

awam dalam perilaku yang secara subjektif yang bermakna pada kehidupan, 

namun dia adalah dunia yang berasal dari pemikiran dan perbuatan, dipandang 

sebagai sesuatu yang nyata. 

Kecenderungan-kecenderungan di atas, dapat dikatakan berupaya 

membahas totalitas perilaku manusia dari sudut pandang sosio-psikologis, artinya 
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perilaku manusia dipahami melalui proses interaksi yang terjadi, struktur sosial 

dan makna dicipta dan dipelihara melalui interaksi sosial. Dengan pengertian 

komunikasi seperti itu, konsep-konsep penting di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

13. Negosiasi: yakni suatu upaya mencapai kesepakatan mengenai makna-

makna objek, negosiasi diupayakan dengan cara berinteraksi dengan 

menggunakan simbol yang memiliki kedudukan penting untuk 

mendefinisikan makna atau realitas objek dalam sosial tertentu. 

14. Proses:  dinamika dari rangkaian kejadian interaksi, komunitas dipandang 

sebagai suatu proses yang dinamis melibatkan serangkain tindakan 

simbolik dan menampakkan episode yang bersifat dinamis. 

15. Pertumbuhan: perkembangan atau perubahan makna terus menerus yang 

diberikan oleh partisipan terhadap objek atau realitas. 

Aksi sosial keagamaan yang ditawarkan secara transformatif  

diartikulasikan ke dalam aktivitas-aktivitas antara lain revitalisasi ajaran agama 

dan kearifan lokal, intensifikasi dialog agama melalui pendidikan pluralism dan 

multikulturalisme, revitalisasi institusi, organisasi, asosiasi keagamaan dan 

pemberdayaan publik agama, membangun dan memperkuat kemitraan strategis 

intern dan pendidikan lainnya.
15

 Maka pluralitas merupakan warisan yang mesti 

diapresiasi dan amunisi yang dapat digunakan untuk memperkuat proses 

pelaksanaan dakwah, bayak kearifan dakwah yang dapat digali di masyarakat dari 
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pluralitas terkait hal ini, para penutur agama yang tampil harus dibekali dengan 

pendekatan materi dakwah berbasis nilai-nilai pluralitas. Sebagaimana dikatakan 

Alwi Shihab, umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang 

tidak terlalu berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya, pluralisme 

agama harus benar-benar dapat dimaknai sesuai dengan akar kata serta makna 

sebenarnya. Hal itu merupakan upaya penyatuan persepsi untuk menyamakan 

pokok bahasan sehingga tidak akan terjadi salah penafsiran dan pemahaman. 

Menyikapi perbedaan dan kemajemukan dengan optimis dan positif, dengan 

sependapat mungkin menemukan kesamaan dan menghindari konflik sebenarnya 

merupakan esensi dari pluralisme. Zuhairi Misrawi hadir dalam rangka 

membangun toleransi di tengah perbedaan dan keragaman, karena perbedaanlah 

pada umumnya manusia lebih mungkin untuk berseteru antara komunitas dengan 

komunitas lain. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1.   Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, karena berusaha memahami 

dan mendeskripsikan secara relevan tentang persepsi Santri Pesantren terhadap 

Pluralitas Agama di Indonseia. Peneliti akan terjun secara langsung ke lokasi 

penelitian dan dalam memperoleh data yang dibutuhkan peneliti melakukan 

wawancara kepada informan dan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan 

data yang autentik. 

2.   Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yaitu di Pesantren Enrekang. Penelitian ini fokus 

kepada kalangan para Santri di Pondok Pesantren Rahmatul Asri Enrekang. 

B. Pendekatan Penelitian 

1.  Pendekatan Fenomenologi  

Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan penelitian yang 

mencoba menggali dan menemukan pengalaman hidup manusia terhadap diri dan 

hidupnya. Karenanya, dalam penelitian ini pendekatan fenomenologi digunakan 

untuk memahami dan mendeskripsikan terkait proses fenomenologi berupa, 

persepsi Santri Pesantren Rahmatul Asri Enrekang terhadap Pluralitas Agama di 

Indonesi. 



 

 
 

2. Pendekatan Antropologi 

 Antropologi adalah ilmu tentang manusia. Antropologi berasal dari kata 

yunani Antropos yang berarti manusia, dan logos yang berarti pengetahuan atau 

secara etimologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Sedangkan antropologi 

agama ialah pendekatan manusia dalam memahami agama.  

C. Sumber Data   

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis 

data, yaitu: 

a. Data Primer  

Data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini yang 

berupa informasi yang diperoleh di lapangan baik dalam bentuk observasi 

(pengamatan langsung) dan melakukan wawancara dengan para Santri Pesantren 

di Enrekang. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data penunjang dalam penelitian ini 

untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Data sekunder mencakup berbagai 

literature-literatur seperti skripsi, jurnal dan data lainnya yang ada kaitannya 

dengan objek penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode field 

research (penelitian lapangan) karena jenis penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif-deskriptif. Metode ini akan melihat dan mengamati langsung objek yang 



 

 
 

akan diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian field research, 

yaitu: 

1. Observasi (pengamatan) 

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat dan 

mengamati secara langsung bagaimana persepsi Santri Pesantren Rahmatul Asri di 

Enrekang terhadap Pluralitas Agama di Indonesia. Dengan mengamati secara 

langsung, maka peneliti akan mendapatkan gambaran dan data awal untuk 

kelanjutan penelitian kedepannya. 

2. Wawancara  

Metode ini digunakan peneliti untuk mengahasilkan informasi, keterangan 

dan data-data yang dianggap penting dari informasi terkait masalah yang akan 

diteliti. Wawancara akan dilakukan kepada para Santri Pesantren yang 

sebelumnya menyatakan sikap bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian 

ini. Informan sebagai sumber utama dalam penelitian ini, karena informasi dan 

data yang dibutuhkan oleh peneliti ada pada informan.   

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi digunakan sebagai penunjang dalam proses 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen, buku, 

transip, surat kabar,dan lain sebagainya yang ditemukan peneliti nantinya saat di 

lapangan. Sehingga mendapatkan hasil penelitian dengan data lengkap. 

 

 



 

 
 

E. Teknik  Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini akan dibatasi jumlah 

informan yang nantinya akan diwawancara seperti peneliti mengambil 10 orang, 

santri kelas 3 SMA (Sekolah Menengah Atas) diantaranya, 5 laki-laki dan 5 

perempuan dan untuk melengkapi data informan maka peneliti mengambil 5 

orang guru dari kalangan pesantren Rahmatul Asri. 

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti selaku 

instrumen kunci akan berusaha mempelajari, memahami, menganalisis dan 

mengelolah data dan informasi yang didapatkan nantinya. Peneliti dalam 

penelitian berupa alat tulis (buku dan pulpen) untuk mencatat hal-hal penting 

terkait data dan informasi dari informan, kamera sebagai alat untuk 

mendokumentasikan data dan informasi di lapangan, alat perekam untuk 

merekami informasi dalam bentuk suara, dan instrumen lainnya yang sekiranya 

nanti dibutuhkan peneliti dalam menunjang proses penelitian. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Peneliti menggunakan Teknik pengolahan data dan analisis data yang 

bersifat kualitatif. Mulai dari tahap pengumpulan, pengolahan sampai pada tahap 

analisis yang berlangsung dari awal sampai akhir. Menganalisis validitas dan 

makna data menggunakan: 

 

 



 

 
 

a. Reduksi data, merupakan proses penyederhanaan yang dilakukan  melalui 

proses seleksi dari data mentah hingga menjadi informasi yang bermakna. 

b. Penyajian data, merupakan penampilan data dalam bentuk yang lebih 

sederhana. 

c. Penarikan Kesimpulan, merupakan proses mengambil intisari dari data      

yang telah disajikan, sehingga kelihatan dengan jelas hasil-hasil yang ingin 

dicapai secara langsung dalam kesimpulan penelitian, dan menghasilkan 

informasi yang mengandung makna yang luas meski informasinya singkat dan 

padat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Kabupaten Enrekang salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, 

Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Enrekang. Kabupaten ini memiliki 

luas wilayah 1.786,01 km
2 

dan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 225.172 

jiwa. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, bagian selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Luwu, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 

Sidrap dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang. 

Gambar 1 

Peta Lokasi Kabupaten Enrekang 



 

 
 

      

Sumber: Google Image 

Kabupaten ini pada umumnya hanya mempunyai wilayah topografi yang 

bervariasi yaitu berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai rata-rata 

ketinggian 47-3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. 

Secara letak keadaan wilayah yang didominasi oleh perbukitan, pegunungan 

kisaran 84,96% mencakup wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar 

hanya 15,04%. Serta musim yang sering terjadi di wilayah ini hampir sama 

dengan musim yang terjadi di daerah lain terkhusus di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Ditinjau dari kerangka pengembangan umum wilayah maupun secara 

geografis, Kabupaten Enrekang secara mendalam dapat dibagi kedalam dua 

kawasan diantara itu adalah “Kawasan Barat Enrekang” (KBE), dan “Kawasan 

Timur Enrekang” (KTE). Diantara KBE meliputi beberapa Kecamatan seperti 

Kecamatan Alla, Kecamatan Malua, Kecamatan Baraka, Kecamatan Bungin dan 



 

 
 

Kecamatan Maiwa. Adapun luas KBE kurang lebih 659,03km
2
 atau 36,90% dari 

luas Kabupaten Enrekang, sedangkan luas dari KTE kurang lebih 1.126,98km
2
 

atau 63,10% dari luas wilayah yang ada di Kabupaten Enrekang. Dan juga 

Kabupaten Enrekang memiliki 12 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 112 Desa. Di 

antaranya: 

Tabel 1 

Daftar Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Enrekang 

Kecamatan Jumlah 

Kelurahan 

Jumlah 

Desa 

Status Daftar Desa 

dan Kelurahan 

 

 

Alla 

 

 

3 

 

 

 5 

 

 

Desa 

Bolang 

Mata Allo 

Pana 

Sumillan  

Taulo 

 

Kelurahan 

Buntu Sugi 

Kalosi 

Kambiolangi 

 

 

 

Anggeraja 

 

 

 

3 

 

 

 

12 

 

 

 

Desa 

Bamba Puang 

Batunoni 

Bubun Lamba 

Mampu 

Mendatte 

Pekalobean 

Salu Dewata 

Saruran 

Siambo 

Singki 

Tampo 

Tindalun 

Kelurahan Lakawan 

Mataran 

Tanete 

    Banti 

Bonebone 



 

 
 

 

 

 

Baraka 

 

 

 

3 

 

 

 

12 

 

 

 

Desa 

Bontongan 

Janggurara 

Kadingeh 

Kendenan 

Pandung Batu 

Parinding 

Pepandungan 

Perangin 

Salukanan 

Tirowali 

Kelurahan Balla 

Baraka 

Tomenawa 

 

Baroko 

  

5 

 

Desa 

Baroko 

Benteng Alla 

Benteng Alla Utara 

Patongloan 

Tongko 

 

Bungin 

  

6 

 

Desa 

Banua 

Baruka 

Bulo 

Bungin 

Sawitto 

Tallang Rilau 

 

Buntu Batu 

  

8 

 

Desa 

Buntu Mondong 

Eran Batu 

Langda 

Latimojong 

Ledan 

Lunjen 

Pasui 

Potok Ulin 

 

Cendana 

  

7 

 

Desa 

Cendana 

Karrang 

Lebang 

Malalin 

Pinang 

Pundi Lemo 

Taulan 

 

 

  

 

 

 

Buntu Barana 

Buntu Pema 

Curio 

Mandalan 



 

 
 

Curio 11 Desa Mekkala 

Parombean 

Pebaloran 

Salassa 

Sangiepongan 

Sumbang 

Tallung Ura 

 

 

 

Enrekang 

 

 

 

6 

 

 

 

12 

 

 

 

Desa 

Buttu Batu 

Cemba 

Kaluppini 

Karueng 

Lembang 

Ranga 

Rosoan 

Tallu Bamba 

Temban 

Tobalu 

Tokkonan 

Tungka 

 

Kelurahan 

Galonta 

Juppandang 

Leoran 

Lewaja 

Pasurren 

Tuara 

 

Maiwa 

 

1 

 

21 

 

Desa 

Baringin 

Batu Mila 

Boiya 

Botto Mallangga 

Kaluppang 

Labuku 

Lebani 

Limbuang 

Mangkawani 

Matajang 

Ongko 

Paladang 

Palakka 

Pariwang 

Pasang 

Patondon Salu 

Puncak Harapan 

Salo Dua 

Tanete 



 

 
 

Tuncung 

Kelrahan Bangkala 

 

 

Malua 

 

 

1 

 

 

7 

 

Desa 

Bonto 

Buntu Bantuan 

Dulang 

Kaloi 

Rante Mario 

Tallung Tondok 

Tangru 

Kelurahan Malua 

 

Masalle 

  

6 

 

Desa 

Batu Ke‟de 

Buntu Saroang 

Masalle 

Mundan 

Rampunan 

Tongkonan 

Basse 

Sumber Data: Google 

Dilihat aktivitas perekonomian tampak, mempunyai perbedaan signifikan 

dari kedua wilayah tersebut, namun pada umumnya aktivitas perdagangan dan 

industri Kawasan Barat Enrekang (KBE) selain itu, industri jasa seperti 

transportasi, telekomunikasi, penginapan, restoran, perbankan dan perdagangan 

serta semua hasil dari pada pengelolahan ini berpotensi untuk dikembangkan di 

wilayah tersebut. Sedangkan, Kawasan Timur Enrekang (KTE) yang selama ini 

hanya dianggap relatif, tertinggal bila ditanjau dari ketersedian sarana dan 

prasarana sosial ekonomi sumber daya alam (SDA), sehingga sangat amat 

potensial untuk menjadikan pembangunan pertanian yaitu pertanian tanaman 

pangan atau hortikultura, perkebunan dan pengembangan hutan rakyat. 

Kawasan Timur Enrekang yang memiliki wilayah sangat luas dengan 

macam potensinya mampu memberi peluang untuk pengembangan pertanian 

tanaman pangan dan juga hortikultura serta tanaman perkebunan dan kehutanan. 



 

 
 

Karena adanya keterbatasan akses KTE terhadap KBE mampu mengindikasikan 

perlunya kebijakan atau langkah-langkah serta strategis yang sangat 

memungkinkan dari kedua wilayah tersebut, sehingga dapat bersinergi untuk 

menuju pencapaian kemajuan daerah, keberagaman dan kondisi geografis pada 

setiap wilayah menyebabkan adanya variasi pengahasilan komoditas unggulan 

yang memberikan peluang untuk dikembangkan pada setiap wilayah. 

Masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki cirri khas tersendiri, hal inilah 

yang meyebabkan kebudayaan Enrekang atau biasa disebut (Massenrempulu) 

berada diantara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang 

biasa digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa 

dari 3 rumpun etnik yang berada di Kabupaten Enrekang, yaitu bahasa Duri, 

Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla, 

Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di 

Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan 

Anggeraja, sedangkan bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan 

Maiwa dan Kecamatan Bungin, melihat dari beberapa kondisi sosial budaya 

tersebut, maka sebagian masyarakat menganggap perlunya penggantian nama 

Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu, sehingga mampu 

menjadikan makmur dari sisi sosial budaya. 

Beberapa Visi dan Misi Kabupaten Enrekang Tahun 2019-2022 

VISI:  

“Mewujudkan Kabupaten Enrekang Sebagai Daerah Agropolitan 

yang Lebih Maju, Unggul, Sejahtera dan Religus Pada Tahun 

2022” 

 

 



 

 
 

 MISI: 

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya 

saing kuat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. 

2. Mengembangkan keunggulan komoditas dan produktifitas 

berdaya saing tinggi berbasis masyarakat, melalui pendekatan 

pembangunan agropolitan yang berkesinambungan berbasis 

lingkungan, menuju kemandirian daerah. 

3. Mengembangkan saran prasarana untuk meningkatkan pelayanan 

publik serta kelancaran mobilisasi sosial dan ekonomi antar desa 

atau wilayah. 

4. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta 

pelayanan publik. 

Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri terletak di Jl Poros Enrekang 

Km 1 Maroangin Desa Botto Mallangga Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, 

Kabupaten Enrekang. Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Enrekang, 

bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap karena Kecamatan Maiwa 

adalah merupakan pemisah antara Kabupaten Enrekang dengan Kabupaten Sidrap, 

sedangkan bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Bungin, dan bagian Barat 

berbatasan dengan Kecamatan Cendana. Kecamatan Maiwa juga merupakan 

kecamatan yang mempunyai Desa dengan jumlah 21 yang artinya Kecamatan 

Maiwa yang paling besar dan luas, dalam Kabupaten Enrekang saja mempunyai 

banyak ormas yang diantaranya Muhammmadiyah, Nahdatul Ulama dan lain-lain, 

akan tetapi dengan banyaknya ormas yang ada masyarakat mampu menjalankan 

kehidupan secara baik. 

 



 

 
 

Gambar 2 

Peta Kecamatan Kabupaten Enrekang 

 

1.Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kabupaten 

Enrekang 

 Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kabupaten Enrekang 

merupakan salah satu pondok pesantren yang tergolong masih sangat mudah, 

dibandingkan dengan pondok pesantren lain yang ada di Provinsi Sulawesi 

Selatan. Pondok pesantren modern Rahmatul Asri mulai dibangun tahun 1996 dan 

diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1996 mempunyai luas area 27, 4 hektar 

jumlah santri dan santriwati pada penerimaan di tahun pertama berjumlah 63 

orang dan pemilik pondok pesantren Rahmatul Asri ialah Bapak H. A. Malik B 

Masry, SE, MS yang saat itu masih menjabat Walikota Makassar. 



 

 
 

   Berbekal dengan fasilitas satu unit kantor, satu unit masjid, dua gedung 

asrama (1 asrama putri dan 1 asrama putra), gedung sekolah, dan dua unit 

perumahan guru atau pembina. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut masih 

merupakan modal pribadi yayasan, berangkat dari fasilitas yang terbatas tersebut 

akhirnya mengalami kemajuan yang cukup pesat dari tahun ke tahun hingga 

pertengahan tahun 2002. Pada tahun 2002 pondok pesantren Rahmatul Asri 

menerima bantuan diantaranya: pembangunan asrama 2 putra dan pengaspalan 

jalan sepanjang 500 meter di kawasan area pondok memasuki tahun ajaran 2003 

pondok pesantren mendapat bantuan yaitu perpustakaan, sedangkan di tahun 

2004-2008 Dinas Pendidikan memberi bantuan berupa Laboratorium Bahasa 20 

unit, Laboratorium IPA (Fisika, Kimia dan Biologi) dan gedung Pengembangan 

Bakat dan Minat. 

 Bermodal dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai tersebut 

pondok pesantren Rahmatul Asri terus menerus melakukan pembenahan, dan 

inovasi-inovasi secara berkesinambungan dan intenif dari semua bidang yang ada. 

Maka dari itu pesantren selalu mengupayakan untuk menjalin kerja sama dengan 

pemerintah, instansi maupun lembaga baik dalam negeri dan luar negeri agar 

pondok pesantren Rahmatul Asri mampu menjadi Internasional Islamic Boarding 

School di Kawasan Timur Indonesia. 

 Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kabupaten Enrekang melakukan 

usaha dengan mendirikan 4 Lembaga: 

a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

b.  Madrasah Tsanawiyah (MTS) 

c. Sekolah Menengah Atas (SMA) 

d. Madrasah Aliyah (MA) 



 

 
 

 

2. Profil Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kabupaten Enrekang 

 Pondok pesantren Rahmatu Asri merupakan salah satu pondok pesantren 

terbesar yang ada di Kabupaten Enrekang. Adapun proses belajar mengajar di 

pondok pesantren ini menggunakan kurikulum yang berlaku, ditambah dengan 

ilmu Agama dan juga santri santriwati mempunyai ekstrakulikuler. Profil pondok 

pesantren Rahmatu Asri yaitu: 

Nama Sekolah          : Pondok Pesantren Modern Rahmatul 

Asri 

Alamat  : Jl.Poros Enrekang km 1 Maroangin 

Desa                            

                                                                  BottoMallangga Kec. Maiwa Kab. 

Enrekang     

Nama Pendiri Yayasan                     : H. A. Malik B. Masry dan Ibu Hj. Rabina          

Malik  

Nama Ketua Yayasan                         : A. Bukti Djufrie, S.P. dan Hj Sri   Wahyu             

Malik S.T. 

No. Statistik Pesantren                              : 5127316010003 

Tanggal/Bulan/Tahun Berdiri                   : 18 Agustus 1996 

Tahun Operasi                                     : 1996 

 Kegiatan Ekstrakurikuler                   : Sepak bola, Futsal, Bola Basket, Sepak 

Takraw, Tenis Meja, Paskibraka, 



 

 
 

Pramuka, PMR (Palang Merah)dan 

Karate 

 

 

 

 

Gambar 3 

Struktur Organisasi Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Enrekang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiri Yayasan 

H. A. Malik B. Masry 

Ketua Yayasan 

A. Bukti Djufrie, S.P 

Direktur Pondok 

Cep Kurnia, S. Th.I, M.Pd.I 

Sekertaris Pondok 

Wahyudin Mashuri, S. Kom 

Bendahara Pondok 

Ermin Nur, SE 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Sumber: Hasil Wawancara dengan Direktur Pondok 

 

 Kepala Kepesantrenan 

Mursidin, S.S., M.Pd.I 

 Kepala Sekolah MA 

Dr. H. Amir Mustafah, Lc., M.Pd.I 

 Kepala Sekolah SMP 

Hasni Hadits, S.Th.I., M.Pd.I 

 Kepala Sekolah MTS 

Salahuddin, S.S., M.Pd.I 

Pembina Asrama 

Santri/Santriwati 

 Kepala Sekolah SMA 

A. Ikbal Malik, S.S., M.Pd 



 

 
 

3. Visi  dan Misi Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kabupaten Enrekang 

 Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kabupaten Enrekang 

mempunyai juga Visi dan Misi yaitu: 

Visi 

 Mendidik generasi muslim menjadi insan bertaqwa kepada Allah swt, 

berakhlak mulia, sehat jasmani, dan rohani cerdas dan terampil, mandiri, dan 

berwawasan luas tanpa membedakan golongan (mazhab). 

Misi 

a. Memiliki wawasan yang luas serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Memiliki Landasan pengetahuan umum dan keterampilan. 

c. Memiliki keterampilan berkomunikasi bahasa Arab, Inggris dan Mandarin yang 

lancar dan berkualitas. 

d. Mampu membaca menelaah, dan mengkaji kitab kuning klasik (Aqidah, Fiqih, 

Hadits, Muamalah, Akhlak, dan Tasawuf). 

e. Mampu mengamalkan dan mengajarkan Al‟Quran, serta mampu menjalin 

hubungan silaturrahim dan ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. 

4. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Enrekang 

 Sarana dan prasarana ialah fasilitas yang perlu adanya di setiap ruang 

lingkup pondok pesantren. Tanpa hal tersebut sangat tidak mungkin kegiatan 

belajar mengajar dan pembinaan akhlak santri dapat terlaksana baik. 



 

 
 

Fasilitas yang ada di pondok pesantren modern Rahmatul Asri Enrekang 

dapat dikategorikan cukup memadai dan mendukung berlangsungnya proses 

belajar mengajar. Berdasarkan dokumen mengenai sarana dan prasarana dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

 

Tabel 2 

Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Modern Rahamtul Asri 

Sarana dan Prasarana Pondok Jumlah Unit 

Asrama Putra 7 

Asrama Putri 8 

Perumahan Guru 10 

Ruangan Guru 33 

Kantor Direktur 1 

Gedung Sekolah SMA 1 

Gedung Sekolah MA 1 

Gedung Sekolah SMP 1 

Gedung Sekolah MTS 1 

Masjid Putra 1 

Masjid Putri 1 

Koprasi 1 

Klinik 1 

Aula Serba Guna 1 

Kantin Putra 2 

Kantin Putri 2 

Lapangan Volli 1 

Lapangan Basket/Futsal 1 

Lapangan Sepak Bola 1 

Sumber: Arsip/Dokumen Pondok Pesantren Asri Enrekang 



 

 
 

5. Keadaan Pembina Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Enrekang 

 Proses pembinaan dan pemberian tehadap ajaran agama yang sifatnya 

tidak fanatik, maka dari itu perlu adanya pembina yang mendidik santri dan 

santriwati agar mampu menjadi orang yang mampu menghargai segala bentuk 

perbedaan di muka Bumi ini. 

 Mengenai keadaan pembina Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri 

Enrekang mampu dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 3 

Nama-nama Pembina dan Pelajaran yang Diajarkan  

NO Nama Pembina  Mata Pelajaran yang Diajarkan  

1 Cep Kurnia S. Th.I, M.Pd.I Al-Quran dan Hadits 

2 Wahyudin Mashuri S.Kom Teknologi Informasi 

3 Mursidin S.S.,M.Pd.I Balagoh 

4 A. Ikbal Malik S.S., M.Pd.I Bahasa Arab 

5 Dr. H. Amir Musthafah Lc., 

M.Pd.I 

Nahwu 

6 Hasni Hadits, S.Th.I., M.Pd.I Shorof 

7 Salahuddin S.S., M.Pd.I Mutholaah 

8 Muh. Arafah S.Pd.I, SQ Aqidah Akhlak 

Sumber: Arsip/Dokumen Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Enrekang 2018 

 

 

 



 

 
 

 

6. Keadaan Santri dan Santriwati Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri 

Enrekang 

 Santri dan Santriwati merupakan komponen peserta didik yang 

mempunyai keterbatasan pengetahuan yang tidak terlalu luas maka dari itu 

keberadaan santri dan santriwati di dalam ruang lingkup pondok yang dimana, 

santri dan santriwati memiliki asal yang berbeda-beda hal inilah yang menjadikan 

salah satu perbedaan dari segi suku bahasa dan budaya yang tidak sama, antara 

lain santri dan santriwati di pondok lebih dominan yang berasal dari Kabupaten 

Enrekang dan Kabupaten Pinrang akan tetapi, diluar dari pada itu ada juga santri 

dan santriwati berasal dari provinsi lain . Adapun jumlah santri dan santriwati 

pondok pesantren Rahmatul Asri Enrekang dan asal daerah tahun ajaran 2021-

2022 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 

Jumlah Santri dan Santriwati Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Enrekang 

Asal Tempat Tinggal Jumlah Santri dan Santriwati 

Kabupaten Enrekang 250 orang 

Kabupaten Pinrang 239 orang 

Kabupaten Sidrap  219 orang 

Kabupaten Pare-Pare 186 orang 

Kota Makassar 95 orang 

Sumber: Hasil Wawancara dengan Direktur Pondok 

 

 



 

 
 

B. Persespsi Santri terhadap Permasalahan Pluralitas di Indonesi. 

 Santri dan santriwati adalah peserta didik yang memiliki tugas dan 

kewajiban untuk menjaga etika dalam rangka terwujudnya proses dan 

keberhasilan pendidikan baik dalam lingkungan sekolah maupun secara kognitif. 

Tidak menutup kemungkinan santri dan santriwati telah mampu berfikir 

berdasarkan alasan-alasan ilmiah dengan memiliki kemampuan untuk melihat 

persepsi. 

Seperti manusia pada umumnya, santri juga mempunyai kemampuan 

untuk mempersepsikan bebagai hal di ruang lingkup. Menurut Lahlry 

sebagaimana dikutip oleh Severin dan Tankard, mengatakan bahwa persepsi 

merupakan suatu proses yang digunakan manusia untuk menjadikan data-data 

sensoris yang mampu sampai dalam diri manusia melalui lima indra.
1
 

Perbedaan persepsi mempuyai suatu kemajemukan dan keniscayaan, 

karena itu sifat alamiah manusia yang berbeda-beda sesuai dengan sunnahtullah 

(ketetapan tuhan), maka sangat logis bahwa ajaran Tuhan tentang persaudaraan 

yang berdasarkan rangka kemajemukan (pluralitas), bukan ketunggalan yang 

sifatnya fanatik.
2
 

 Pluralitas adalah keberagamaan, yang dimana mempunyai perbedaan di 

berbagai bidang agama, politik dan budaya. Namun sebagian dari pada itu bisa 

disikapi dengan baik lalu kemudian diterima dengan baik pula, sehingga tidak 

meyebabkan perpecahan, perdebatan dan konflik agar semuanya bisa hidup saling 

berdampingan. Pluralitas secara mendalam atau sederhanya bisa dipahami sebagai 

                                                           
1
Wemer J Severin dan Jr. James W. Tankard, Teori Komunikasi: Sejarah, Metode dan 

Terapan dalam Media Massa, Terj. Sugeng Hariyanto (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 83-84. 

2
Nurcholis Majid, Masyarakat Religus, Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan, 

(Cet. IV, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2010), h. 29. 



 

 
 

bentuk untuk menghargai semua orang tanpa memandang bulu dan warna kulit, 

kemudian dari pada itu di Indonesia juga mempunyai beberapa jenis pluralitas di 

antaranya:     

a. Pluralitas Agama 

 Pluralitas agama bisa diartikan sebuah sikap untuk saling menghargai dan 

menerima perbedaan agama di masyarakat, supaya tercipta toleransi antar umat 

beragama dan kemudian semua orang bisa hidup berdampingan. 

b. Pluralitas Sosial 

 Pluralitas sosial adalah kondisi yang dimana masyarakat mampu saling 

menghargai satu sama lain, dalam mewujudkan interaksi sosial yang baik, apalagi 

manusia merupakan makhluk sosial, tidak akan mampu hidup dengan tenang dan 

nyaman tanpa pertolongan orang lain. 

c. Pluralitas Ilmu Pengetahuan 

 Pluralitas ilmu pengetahuan adalah sebuah ilmu yang meyakini untuk 

mendapatkan pengetahuan agar bisa mengaplikasikan dan mengamalkannya, 

setiap individu memiliki hak untuk memutuskan kebenaran. 

d. Pluralitas Media  

 Pluralitas media mempunyai kaitan dengan pluralitas sosial cuman 

bedanya penempatannya pada umumnya orang mengatakan sosmed (Sosial 

Media), banyak orang mampu menjalankan atau berhubungan tanpa bertemu 

secara langsung seperti, Video Call dan lain-lain sebaginya. 

e. Pluralitas Budaya  



 

 
 

Pluralitas budaya yaitu rasa saling menghargai serta sikap yang harus 

ditanamkan dalam diri seorang manusia, apabila tidak ditanamkan sikap pluralitas 

budaya dalam diri seorang maka hal inilah pemicunya konflik yang kerap terjadi 

di masyarakat. 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu 5 orang 

santri, 5 orang santriwati, direktur pondok dan 4 orang selaku kepala sokolah 

SMP, SMA, MTS dan MA. Yang dilakukan di lapangan menimbulkan perbedaan 

persepsi oleh santri dan santriwati pondok pesantren Modern Rahmatul Asri 

Enrekang terhadap permasalahan pluralitas. Nur Azizah Luthfiyah asal daerah 

dari Sidrap selaku santriwati dari pondok pesantren kelas XII SMA mengatakan: 

 

“Permasalahan pluralitas yang kerap terjadi dalam ruang lingkup pondok, 

apabila ada santriwati yang baru masuk pondok, karna biasanya santriwati 

belum mampu bergaul dalam lingkungan pondok dan butuh waktu untuk 

beradaptasi dengan lingkungan pondok.”
3
 

 Hal ini juga disampaikan oleh Nurfitri Kaharuddin asal daerah dari 

Enrekang selaku santriwati pondok pesantren modern Rahamtul Asri kelas XII 

SMA mengatakan: 

 

“Kadang-kadang saya sedikit takut dengan permasalahan apalagi 

permasalahan dalam sudut pandang mengenai santriwati yang berbeda-

beda seperti dalam berbahasa, yang mana saya sendiri kerap tersinggung 

apabiala teman saya memakai bahasa asal daerahnya yang dimana saya 

tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan, karna tidak menutup 

kemungkinan dapat memutuskan tali persaudaraan antar santriwati yang 

tidak memahami bahasa yang mereka ucapkan, dengan ini kami semua 
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Tanggal 1 Agustus 2022.  



 

 
 

akan menjaga hubungan yang harmonis bagaimanapun caranya, selaku 

santriwari yang baik, agar tidak terpecah belah.”
4
 

  

Dwi Sarah Anandita asal daerah dari Wajo selaku santriwati pondok pesantren 

modern Rahmatul Asri kelas XII SMA berargumen tentang pluralitas: 

 

 

“Sebenarnya pluralitas di dalam pondok itu sudah ada yang namanya 

pluralitas, mengapa, karena hidup dalam perbedaan baik itu bahasa, suku 

dan ras, kami bisa bersatu meskipun awal-awalnya sedikit berbeda namum 

perbedaan itu yang mampu membuat kita bisa bersama.”
5
 

Nur Indah Sari asal daerah dari Pinrang kelas XII SMA pondok pesantren 

Rahmatul Asri menanggapi soal permasalahan pluralitas: 

 

“Persoalan pluralitas sebenarnya tidak mempunyai masalah secara 

mendalam namun, karna adanya rasa egois dan fanatik terhadap pendapat 

sendiri bahwasanya yang benar cuman pendapatnya saja, yang lain salah 

maka itulah yang menimbulkan perpecahan bangsa Indonesia terutama di 

ruang lingkup pondok.”
6
 

 Siti Nur Amalia asal daerah Enrekang selaku santriwati kelas XII SMA 

pondok pesantren Modern Rahmatul Asri memberikan tanggapannya mengenai 

permasalahan pluralitas: 
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“Berbicara soal permasalahan pluralitas saya mengingat salah satu motto 

atau semboyan dari lambang garuda atau biasa disebut dengan Bhineka 

Tunggal Ika yang memiliki arti ,berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan 

mengetahuinya makna dari pada Bhineka Tunggal Ika maka orang mampu 

hidup secara berdampingan tanpa adanya permasalahan-permasalahan.”
7
 

 Banyaknya perbedaan dari sudut pandang santriwati terhadap persoalan 

dan permasalahan mengenai pluralitas yang ada di pondok maupun di luar 

pondok, mampu mengatasi dengan baik, pluralitas juga merupakan keniscayaan 

sebagai negara multikultur. Namun dari pada itu interaksi santriwati dengan 

santriwati yang lain bisa di jalankan dengan baik tanpa menimbulkan perpecahan. 

Berdasarkan dengan beberapa pandangan santriwati terhadap 

permasalahan pluralitas, maka peneliti juga mewawancarai santri laki-laki 

sebanyak 5 orang dari kalangan santri laki-laki. Rahmat Asbudi asal dari daerah 

Enrekang selaku kelas XII MA pondok pesantren modern Rahmatul Asri 

mengatakan: 

 

“Tidak ada yang salah dari pada pluralitas itu sendri yang salah adalah 

apabila kita selaku manusia yang tak luput dari salah dan dosa yang selalu 

mengklaim kebenaran itu hanya diri sendiri, maka seharusnya kita mampu 

menghargai perbedaan yang ada meskipun tidak sejalan dengan pendapat 

kita sendiri”
8
 

 Fadil Hidayat asal daerah Soppeng selaku kelas XII MA santri pondok 

pesantren modern Rahmatul Asri memberikan tanggapan mengenai permasalahan 

pluralitas Fadil Hidayat Mengatakan: 
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“Bahwa mestinya setiap orang harus mempuyai rasa toleran kepada setiap 

pendapat orang, karena apabila orang mampu menghargai pendapat orang 

lain maka perpecahan dan konflik tidak akan pernah terjadi, dari situlah 

orang bisa mendatangkan hidup yang berwarna dalam perbedaan.”
9
 

Muh Afdal asal daerah Pinrang selaku santri kelas XII MA pondok 

pesantren Rahmatul Asri memberikan tanggapannya mengenai permasalahan 

pluralitas Muh Afdal mengatakan: 

 

“Apabila orang mampu mengamalkan perilaku yang baik, maka orang 

tersebut mampu hidup dikalangan orang yang berbeda baik dalam 

pemahaman dan juga keyakinan, karena setiap orang harus bisa saling 

menghargai antara satu dengan yang lain.” 

 Chandra asal daerah dari Pasang Kayu selaku kelas XII MA pondok 

pesantren modern Rahmatul Asri mengatakan: 

 

“Bagaiamana kita mampu menjaga hubungan antar sesama manusia dalam 

perbedaan, selagi masih ada orang yang merasa hanya pendapatnya saja 

yang benar, sedangkan pendapat yang lain salah maka, orang itu tidak 

mampu hidup dalam perbedaan.”
10

 

 Pendapat terakhir dari Muh Ihwan asal daerah Sidrap selaku kelas XII MA 

pondok pesantren Rahmatul Asri mengatakan: 

“Keutamaan dari pada pluralitas itu sendiri yaitu menjadikan manusia 

sebagai penengah dalam perbedaan yang ada, pluralitas juga memberikan 

dampak positf dalam kehidupan orang lain, karena apabila orang mampu 
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menghargai perbedaan baik berbeda bahasa, suku, ras, dan keyakinan 

maka hidup seseorang mampu mendatangkan ketentraman.”
11

 

 Beginilah para pendapat dari kalangan santri dan santriwati, bisa 

disimpulkan bahwa dalam memberikan pendapat dari masing-masing santri dan 

santriwati mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda namun dalam 

perbedaan tersebut bukan menjadi persolan untuk tidak bisa menjalankan 

kehidupan di pondok, namun melalui perbedaan itulah yang membuat mereka bisa 

merangkul antar satu dengan yang lain. Teringat dengan satu ayat di Al-Qur‟an 

mengenai bagaimana cara agar hidup dalam perbedaan tidak berat dalam 

golongan kiri dan golongan kanan sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-

Baqarah/2 143: 
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Terjemahnya: 

“Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat 

yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia 

dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan 

kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) 

melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti 

Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu 

terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang Telah diberi petunjuk 

oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya 

Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. umat Islam 

dijadikan umat yang adil dan pilihan, Karena mereka akan menjadi saksi 

atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia 

maupun di akhirat.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 143).
12

 

 

 Ayat di atas mempunyai kata wasatan yang dijadikan sebagai tolak uraian 

tentang pluralitas beragama dalam pandangan Islam, sehingga pluralitas itu 

mengajarkan bagaimana cara agar manusia mampu menjaga hubungan satu sama 

lain dan tidak kontra dan pro dalam suatu permasalahan. 

 Peneliti juga melakukan wawancara dengan 4 kepala lembaga di pondok 

dan direktur pondok. Pandangan ustad Cep Kurnia S. Th.I, M.Pd.I selaku direktur 

pondok pesantren modern Rahmatul Asri terhadap permasalahan pluralitas, 

mengatakan:   
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“Ada beberapa permasalahan pluralitas dalam beragama, berkeyakinan dan 

juga dalam bertetangga sekalipun, seperti dalam pondok ada 6 asrama dalam 

asrama itu sendiri pasti mempunyai orang yang berbeda-beda dalam hal 

pemikiran maupun tingkah laku, namun semua itu bisa kita jalani sebaik 

mungkin tanpa ada konflik, apabila kita mampu berkata baik dan lain sebab 

dalam hadits mengatakan: 

 

ثَنِِ حَرْمَلَةُ بْنُ يََْيََ، أنَْ بَأنَاَ ابْنُ وَهْبٍ، قاَلَ: أَخْبَ رَنِ يوُنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ  ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ، عَنْ حَدَّ

راً أوَْ ليِصْمُتْ، »أَبِ هُرَيْ رةََ، عَنْ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  مَنْ كانَ يُ ؤْمِنُ باِلِله وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ فَ لْيَ قُلْ خَي ْ

فَهُ وَمَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ باِلِله وَالْيَ وْمِ ا   )رواه مسلم( «لْْخِرِ فَ لْيُكْرمِْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ باِلِله وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ فَ لْيُكْرمِْ ضَي ْ

Artinya: 

Harmalah bin Yahya telah meriwayatkan kepadaku, Ibn Wahb telah 

mengabarkan kepada kami ia berkata: "Yunus telah mengabarkan kepadaku 

dari Ibn Syihab, dari Abi Salamah bin 'Abd al-Rahman, dari Abi Hurairah, 

dari Rasulullah saw. beliau bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada 

Allah swt. dan hari akhir, maka berkata baiklah atau diam. Barang siapa 

yang beriman kepada Allah swt. dan hari akhir, maka hendaklah 

memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah swt. dan 

hari akhir, maka hendaklah untuk memuliakan tamunya.”
13

 

 

Tidak sedikit yang beranggapan bahwa pluralitas beragama akan 

mengandalkan pemahaman keagamaan, padahal pluralitas justru 

mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan yang sebenarnya. Adapun 

pandangan dari kepala sekolah SMA ustad A. Ikbal Malik, S.S., M.Pd 

mengatakan: 

“Implementasi menegenai pluralitas telah banyak yang menerapkan tetapi 

hidup dalam kemajemukan masih minim, karena masih ada orang yang 
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merasa diri paling benar, maka dari sinilah akan menimbulkan perpecahan, 

padahal dalam ayat Al-qur‟an mengatakan:
14

 

 

   

   

  

  

   

   

     

   

Terjemahnya: 

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal.”
15

(Q.S Al-Hujurat/49: 13). 

 

Berdasarkan pandangan di atas dari ustad A. Ikbal Malik, S.S., M.Pd maka 

peneliti melanjutkan wawancara kepada kepala sekolah SMP beliau bernama 

ustazah Hasni Hadits S. Th.I., M.Pd.I beliau memberi argumen mengenai 

permasalahan pluralitas dan mengatakan: 

“Pluralitas agama adalah hal yang mutlak bahkan secara tidak sadar manusia 

pun telah berpluralitas, karna dalam keluarganya sendiri pasti mempunyai 

perbedaan, baik dari segi pemikiran maupun segi pergaulan, akan tetapi 

segala bentuk perbedaan itu mereka bisa beradaptasi seperti biasa meskipun 

latar belakang mereka atau pola pikir mereka berbeda-beda.”
16
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 Kepala sekolah MA yaitu ustad Dr. H. Amir Mustafah, Lc., M.Pd.I 

memberikan tanggapan mengenai permasalahan pluralitas, diantara 3 pendapat di 

atas beliau yang paling berbeda karena dalam argumen beliau mengatakan: 

 

 “Sebenarnya pluralitas pluralisme itu baik karna dengan itu orang mampu 

menjaga hubungan mereka baik dalam bekerja maupun menjalankan 

kehidupan, akan tetapi saya sendiri tidak meyetujui beberapa persoalan 

pluralitas maupun pluralisme, contohnya, dalam mengucapakan selamat 

natal kepada non-muslim, mengapa saya tidak setuju karna semua agama itu 

tidak sama apalagi agama yang paling benar, agama yang selamat cuman 

agama islam bahkan dalam Al-Qur‟an telah menjelaskan.
17

 

 

    

   

Terjemahnya: 

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.”
18

 

Pendapat dari kepala sekolah MA menegaskan bahwa penting dan harus 

orang memiliki rasa menghargai dengan perbedaan baik dalam berargumen, 

tingkah laku dan berkeyakinan, akan tetapi di luar dari pada itu agama kita 

keyakinan untuk kita tetap takarkan pada porsinya masing-masing. 

Berdasarkan tentang kelengkapan informasi dari pada penelitian ini, maka 

peneliti mewawancarai kepala sekolah SMP yaitu ustadz Salahuddin S.S., M.Pd.I 
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beliau memberikan tanggapannya mengenai permasalahan pluralitas, beliau 

mengatakan: 

 

“berbicara tentang pluralitas mampu memperkaya khazanah, dan pengaruh 

pluralitas dalam pondok itu sangat besar, karena salah tujuan dari pada 

pluralitas itu sendiri agar bagaimana santri apabila telah lulus dari pondok 

dan mendapatkan orang yang tidak sepemikiran dengan pendapatnya tidak 

langsung mengklaim pendapatnya lebih benar, akan tetapi mampu 

menghargai perbedaan itu dengan baik, bahkan Umar Bin Khattab pernah 

sholat dalam gereja, dari sini kita bisa belajar bagaimana pluralitas itu yang 

sesungguhnya jangan mengotori Islam dengan kebodohan tetap kita 

jalankan amar ma’ruf nahi mungkar.”
19

 

 

C. Sikap Santri terhadap Pluralitas Agama di Indonesia. 

 

 Menelusuri dan mengkaji sikap santri adalah sesuatu hal yang paling rumit 

dibandingkan untuk mengkaji pendapat, kajian sikap ini sangat memerlukan 

perencanaan, sampling, penyususnan pertanyaan, proses wawancara serta 

menganalisis hasilnya. 

 Menentukan dari pada sikap sesesorang atau kelompok, perlu diterima 

suatu asumsi yang fundamental. Kajian sikap didasarkan dari dugaan terjadinya 

reaksi manusia bahwa tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan suatu 

objek atau gagasan yang akan relative sangat konsisten dari waktu-kewaktu. 

Mengenai proses terjadinya suatu pendapat, sebagian pakar memberikan 
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pandangannya bahwa sikap adalah sesuatu yang dipelajari. Maka dari itu, sikap 

lebih bisa dibentuk, dikembangkan, dipengaruhi dan diubah.
20

 

 Berdasarkan  uraian di atas, peneliti telah berusaha menempuh banyak 

langkah-langkah yang semestinya dilakukan untuk penilai sikap santri pluralitas 

santri pondok pesantren modern Rahmatul Asri langkah yang ingin diambil 

sesusai prinsip pluralitas yang dikemukakan. 

 Pandangan dari Muhammad Azizul selaku santri dari pondok pesantren 

modern Rahmatul Asri mengatakan: 

“Jika ada tetangga asrama lain yang terkena musibah pasti dibantu dan ikut 

prihatin atas musibah yang ditimpahnya, karena sebenarnya bagaimana 

pun kalo kita yang susah atau kesulitan dalam hidup pasti tetangga 

terdekat yang menolong kita.”
21

 

 

Hasil wawancara di atas membuktikan bahwa sikap santri yang 

dikemukakan terhadap pluralitas berupa sikap positif yang mana, hal-hal dalam 

pembelajaran atau tingkah laku yang diajarkan di pondok memang mengarah 

dalam kebaikan sehinggah, menimbulkan sudut pandang masyarakat di luar dari 

pada ruang lingkup pondok  sangat mengapresisasi dan mengajukan jempol 

bahwa santri diajarkan di pondok itu tidak cenderung ke pembelajaran agama saja 

melainkan, bagaimana santri diajarkan tentang bagiamana cara menyikapi hidup 

dalam perbedaan. 
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Sebagaian ustad dan pembina pondok beranggapan bahwa dibesarkan oleh 

kepada guru besar yang latar belakang ormasnya adalah NU (nahdatul ulama), 

akan tetapi tidak menutup kemungkinan guru atau pun pembina lain berasal dari 

NU, ada beberapa guru di pondok pesantren modern Rahmatul Asri yang berasal 

dari ormas lain seperti  Muhammadiyah dan Wahdah. Akan tetapi ustad Cep 

Kurnia S.Th.I, M.Pd.I. mengatakan bahwa: 

“Dalam pondok itu tidak mempermasalahkan soal apa latar belakang 

ormas dari pada guru, pembina dan ustad, melainkan bagaimana santri 

mampu menjadi orang yang mampu menghargai segala bentuk perbedaan, 

agar kelak apa bila telah lulus di pondok mereka tidak heran dan kaget 

melihat perbedaan yang ada di luar sana”
22

 

 

Adapun Tanggapan peneliti tentang manfaat pluralitas dalam kehidupan 

antara lain: 

1. Mengembangkan sikap saling menghargai 

Mampu untuk menghargai segala bentuk aspek berdasarkan agama, 

budaya, ras, dan semacamnya. Selepas dari pada itu semua, maka sikap 

menghargai akan terbentuk dengan sendirinya, disebabkan oleh kerjasama dan 

kepercayaan. 

2. Budaya bisa terus dikembangkan 

Tanpa mempunyai kemampuan dalam menyikapi pluralitas budaya yang 

ada di Indonesia dengan cara yang baik dapat memperbesar resiko suatu budaya, 

sehingga mengakibatkan budaya itu akan hilang atau punah. 
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3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

Tidak dapa dipungkiri dengan kemampuan yang baik untuk menyikapi 

pluralitas di Indonesia tidak perlu menjaga suatu budaya agar lestari, tetapi hal ini 

mampu meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia). 

4. Menciptakan kerukunan dan perdamaian 

Hampir sebagian orang untuk mencoba pluralitas yang ada, dengan baik 

atau secara positif merupakan hal yang tidak mudah. Karena selalu beranggapan 

bahwa diri sendiri merasa paling benar dan unggul dalam segala hal. Agar tidak 

merasa diri paling benar, maka peneliti memberikan tips sebagai berikut: 

1. Memahami diri sendiri 

2. Mengenal perbedaan secara mendalam 

3. Menjalin pesahabatan seluas-luasnya  

4. Traveling agar pikiran lebih terbuka 

5. Dekat dengan orang yang dianggap berbeda       

   

 

  

   

 

    

 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian yang berjudul Pesantren dan Pluralisme studi atas persepsi 

santri Pesantren Rahmatul Asri Enrekang terhadap Pluralitas agama di Indonesia, 

berdasarkan  pemaparan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya maka sebagai 

akhir dari pada pembahasannya serta hasil dari pada penelitian ini diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi santri pondok pesantren modern Rahamtul Asri Enrekang 

terhadap pluralitas. Adanya perbedaan persepsi atau pandangan di antara mereka, 

dan bentuk persepsi yang mucul yaitu persepsi positif mengenai pluralitas. 

Persepsi positif yang timbul pada santri dan santriwati tentang permasalahan dan 

sikap dari pluralitas bahwa alasan mereka sebagai manusia yang juga meneladani 

motto Bhineka Tunggal Ika yang mengartikan berbeda-beda tetapi tetap satu 

artinya apa, walaupun bangsa ini mempunyai suku, ras, bahasa, budaya dan 

bangsa yang berbeda-beda , bukan berarti menjadi penghalang untuk menjalankan 

tali persaudaraan. Sedangkan pandangan lain santri dan santriwati yaitu memiliki 

keterbatasan dalam menjalankan hubungan yang luas, karena santri dan santriwati 

masih dibatasi oleh ruang lingkup yang monoton hanya dalam lingkungan pondok 

saja.        

 



 

 
 

2. Sikap santri terhadap pluralitas, memiliki sikap yang baik dan juga mampu 

memberikan manfaat kepada yang lain, karena sifat santri itu tidak mengurung 

diri di asrama, tidak ekslusif (tertutup), melainkan inklusuf (terbuka), melebur, 

bergaul, beradaptasi, komonitas dan mau belajar, di samping itu persolan 

perbedaan dalam hal sudut pandang menegenai susatu permasalahan, santri 

mampu menghargai perbedaan itu. Sehingga persaudraan yang mereka jalin 

kurang lebih 6 tahun di pondok tidak mudah sirna. Adapun hal yang penting 

dalam sikap-menyikapi pluralitas adalah bagaimana dalam diri santri itu 

perlunya mengembangkan beberapa hal seperti menumbuhkan toleransi, 

semakin berhati-hati serta lapang menerima perbedaan semakin mudah bagi 

santri untuk diterima oleh masyarakat. 

B. Implikasi 

Demikian skripsi ini ditulis, penulis berharap ada tindakan lanjut 

dari penelitian ini demi penyempurnaan pemahaman yang ilmiah. 

Penulis juga berharap agar pluralisme dan pluralitas agama tidak 

dipahami sebagai ideologi persamaan agama- agama, melainkan sekedar 

pengakuan pada realitas keberagaman beragama umat manusia dimuka 

bumi. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa 

saran agar subjek selalu menjadi agen toleransi sebagaimana yang telah 

dilakukan selama ini. Perbedaan pasti adanya yang memiliki potensi 

konflik, namun semua itu diperlukannya perhatian bahwa konflik itu 

tidak lebih penting dari pada kehidupan bermasyarakat dan berteman 

yang baik. 



 

 
 

Perlu adanyan kegiatan yang mampu menjadi wadah dan sarana 

santri antar sesama untuk berinteraksi dengan orang yang berbeda dalam 

sudut pandang. Pondok perlu adanya interaksi santri antar masyarakat 

atau pelajar lain dari luar pondok. Hal ini bisa terlaksa apabila dimulai 

dari guru dan pembina asrama agar bisa menyampaikan atau memberikan 

pelajaran tentang bagaimana cara agar bisa mnyikapi pluralitas dan 

segala bentuk perbedaan yang ada. Sebagai pengawas jalannya 

pendidikan perlu melakukan pemantauan secara berkala tentang 

pandangan santri terhadap permasalahan dan sikap dalam isu-isu 

pluralitas, mengingat hal ini sedang menjadi topik hangat di Indonesia. 

Sangat perlu menyiapkan pembelajaran khusus, guna menyebarkan nilai 

dari pada pluralitas itu sendiri, sehingga dalam perbedaan tidak 

menimbulkan konflik.  
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Muhammad Rafli lahir di Ujung Pandang 03 april 2000 

anak dari ayah Abd Rahman yang berprofesi sebagai 

pensiunan PNS di kantor balai diklat PU dan anak dari ibu 

Nurmala yang berprofesi sebagai IRT. Awal memasuki 

jenjang pendidikan, pertama pada tahun 2005 memulai 

sekolah TK Aisyah.  

Kemudian tamat dari TK, langsung melanjut pendidikan di SD KIP Bara-Baraya 1 

pada tahun 2007 dan tamat SD 2011, setelah itu melanjut pendidikan di SMP 27 

Makassar pada tahun 2012 dan tamat 2015. Pada saat tamat dari SMP peneliti 

melanjutkan sekolah di Makassar, dengan melanjut jenjang pendidikan di 

Enrekang yaitu Pondok Pesantren Rahmatul Asri, setelah tamat dari sekolah 

pondok pesantren pada 2018, lalu melanjutkan pendidikan di salah satu Univrsitas 

Alauddin Makassar dan mengambil jurusan Studi Agama-Agama. Penulis juga 

pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan jabatan sebagai anggota minat dan 

bakat periode 2019-2020, setelah melangkah ke semester akhir penulis aktif 

kembali dalam organisasi internal kampus yaitu DEMA (dewan eksekutif 

mahasiswa) jabatan, sebagai kordinator kerohanian periode 2022-2023.     
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