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PEDOMAN TRANSLITERASI  

A. Transliterasi Arab-Latin 

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang 

dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf 

Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya. 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada 

halaman berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 ta‟ T Te ت

 Tśa ṡ es (denga titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Źal Ż zet (dengan titik di atas) ذ
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 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Şad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ţa‟ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

ِ Ha H Ha 

 Hamzah ʼ Apostrof ء
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ً Ya Y Ye 

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. 

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

1. Vokal 

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

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 

sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ًَ  + ـَ  fatḥah + ya‟ sukunَ  Ai a dan i 

+ ـَ وَ َ  fatḥah + wau sukun Au a dan u  

  

Contoh: 
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ـَ ـف َ   kaīfa : ك 

َل َ  ْ ـو   : haūla 

2. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya 

berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan  Tanda Nama 

ى  fatḥahَdan ālif ...َ َاَ|َ...ََ 

atau ya 

Ā a dan garis di atas 

ــيـَِ  kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

 ḍammah dan waū Ū u dan garis di atas ـُ ــو

      Contoh: 

 māta :  يـ اَتَ 

ـي ي   ramā :  ر 

َ ـم َ   qīla :  ل ـ

َتَ  ًـ و   yamūtu : ٍ ـ

 

3. Tā marbūṭah 

Transliterasi untuk tā marbūṭah ada dua, yaitu: tā marbūṭah yang hidup atau mendapat 

harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā marbūṭah yang 

mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 



xiii 

 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan 

kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā marbūṭah itu ditransliterasikan 

dengan ha (h). 

Contoh: 

ف الَ  الأَط  ـةََ  ض  و   rauḍah al-aṭfāl :  ر 

ــه ةَ َ ةَ َا ن ـفـ اض  ٍ ـُ ـ ـد   ً  al-madīnah al-fāḍilah :  ا ن ـ

ــةَ َ  ً ـ ـك   al- ḥikmah :   ا نـ ح 

4. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda 

tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) 

yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ُا َ  ـ بـّ  rabbanā :  ر 

جّـَ  ــُا َ  najjaīnā : َ ـ

ـكَّ َ ح   al-ḥaqq : ا نـ ـ

ـجَّ َ ح   al-ḥajj : ا نـ ـ

ىَ   ـ  nu“ima :  َ عـّ

 aduwwun‘ :  ع ـد وَ 

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (َّي  ,(ــــ ـ



xiv 

 

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 

Contoh:  

ـيَ  ـه   Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)„ :  ع 

يَ  بـ ـ  Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : ع ـر 

5. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َال  (alif lam 

ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik 

ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti 

bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contohnya: 

ـسَ   ً  al-syamsu (bukan asy-syamsu) :    ا نشّـ 

ةَ َ نـ ـ ز  نـ ـ  al-zalzalah (az-zalzalah) :     ا نزَّ

ه سـف ةَ َ ف ـ  al-falsafah :      ا نـ ـ

لا د َ بــ ـ  al-bilād :     ا نـ ـ

6. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi hamzah yang 

terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contohnya: 
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 ٌَ و  ـر   ta’murūn : تـ أي 

ءَ  ُـّ و   ’al-nau :  ا نـ ـ

ءَ   ٌ ـ  syai’un :  ش 

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an 

(dari al-Qur’an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi Zilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

 

8. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

َالل َ  ٍ ٍـ     billāh     ب ا َالل َ dīnullāh     د 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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 Contoh: 

َالل َـْ َ ة   ً حــ ـ َر   ٌ َف  ى      hum fi raḥmatillāh 

9. Huruf Kapital 

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

huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman 

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

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

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 

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

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baītin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī ʼunzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābi 

Al-Gazālī 

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

sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama 

akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
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Contoh: 

 

 

B. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw. = ṣallallāhū ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijriyah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

SMA = Sekolah Menengah Atas 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/… 1 = Quran, Surah …/.... : 1 

UU RI  = Undang-undang Republik Indonesia 

H.R = Hadis Riwayat 

Kec = Kecamatan 

Kab = Kabupaten 

h. = halaman 

PAI = pendidikan  agama Islam 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحة = صَ

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

 



xviii 

 

 بدوٌَيكاٌ = دوَ

 صهيَاللَعهََّوَسهى = صهعىَ

 طبعة = طَ

 بدوٌََاشر = دٌَ

= انخَ انيَاخرَََِ \ انيََاخرْاَ  

 جزء = جَ

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
Name : Hamsina 
Reg. Number 80100218016 

Department : Islamic Theology 

Thesis Tittle  : The Contribution of Abdurrahman Wahid's Thoughts to the Republic of 

Indonesia 

 
This thesis discusses Abdurrahman Wahid's Thought and his contribution to the 

Republic of Indonesia. A qualitative library research was adopted in this study. The data 

sources of this research consisted of primary and secondary research data. The primary research 

data were collected from books, articles, and independent writings of Abdurrahman Wahid. The 

secondary data were collected from other related works in the forms of papers or news written 

by other scholars and academics. 
 

This research consisted of two research questions. Firstly, how are the thoughts of 

Abdurrahman Wahid on nationalism? Secondly, how does Abdurrahman Wahid's national 

thought contribute to Indonesia as a nation? Based on these two major problems, the researcher 

conducted research and indicated 3 main principles found from Abdurrahman Wahid's thoughts 

on nationalism. Those three principles have been identified as democracy, pluralism, and 

indigenization. According to Abdurrahman Wahid, democracy should be linked with the 

concept of freedom, justice, and deliberation. At the same time, pluralism has been defined as 

openness to various differences such as religion, ethnic, and race. Furhtermore, indigenization 

has been referred by Abdurrahman Wahid as the integration of Islamic values with the local 

culture so that religion and culture could be embraced by Indonesian muslims. In terms of the 

contribution of Abdurrahman Wahid, it could be suggested that several changes had taken place 

because of his thoughts and policies. Firstly, the Chinese New Year has been established as a 

national holiday according to Presidential Decree (Kepres) No. 6 of 2000. Secondly, 

Confucianism has been recognized as a legal religion in Indonesia. Thirdly, the Ministry of 

Marine Affairs was established in Abdurrahman Wahid presidential period. Fourthly, the 

Ministry of Social Affairs was dissolved. Fifthly, the TAP MPR No. 66 related to 

discrimination against PKI organization has been tried to be dissolved in Abdurrahman Wahid 

presidency. Sixthly, the welfare of civil servants has been a major priority. Seventhly, Irian has 

been successfully changed into Papua. 
 

Several implications were drawn from this research: Firstly, Gud Dur or Abdurrahman 

Wahid has been considered to be a figure who honored humans and humanity. Secondly, the 

decision taken by Gus dur was based on a just principle and for the interests of Indonesian 

people. Thirdly, Gus dur put great emphasis on values such as tolerant, demoratic, and 

natinoalist. Therefore, it is expected for the current leaders, civil societies, and young 

generations of Indonesia to follow his decent thoughts and his life principles so that Indonesia 

could further develop and prosper. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang  

Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur
1
 adalah salah seorang 

tokoh intelektual Indonesia yang menonjol dan sangat disegani. Dalam kamus umum 

bahasa Indonesia tokoh didefinisikan sebagai orang yang terkemuka.
2 

 Tokoh yang sudah 

lebih dari 15 tahun menjabat ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), 

organisasi kaum tradisionalis, ini sering tampil di halaman-halaman koran, di luar 

pemerintah dan figur militer hal ini  sangat sulit dibayangkan.  

Selama tahun-tahun kepemimpinan itu popularitasnya mengalami pasang dan surut, 

yang biasanya berkaitan dengan manuver politiknya dan juga yang tidak boleh dilupakan 

tingkat pemahaman terhadap manuvernya. Dalam beberapa tahun terakhir Abdurrahman 

Wahid menjadi semakin kontroversial, karena berusaha melerai pihak-pihak yang terlibat 

kekerasan, dan pada saat berusaha menyeberangi badai dan gelombang besar pada akhir 

pemerintahan Soeharto dan era Indonesia pasca-Soeharto. Kendati demikian Abdurrahman 

tetap dan bahkan semakin populer, sebagai figur karismatik dan tokoh yang selalu memberi 

cinta bahkan kepada orang yang mengkritiknya atau para  penentangnya. 

Abdurrahman Wahid adalah salah seorang tokoh intelektual Indonesia yang menonjol 

dan sangat disegani. Tokoh yang sudah lebih dari 15 tahun menjabat ketua umum Pengurus 

Besar Nahdlatul Ulama (NU), organisasi kaum tradisionalis, ini sering menghiasi halaman-

                                                 
1
Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus” adalah panggilan kehormatan 

khas pesantren kepada seorang anak Kyai yang berarti “abang” atau “mas”. 
2
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2008), h. 1476. 

 



2 

 

halaman koran. Di luar pemerintah dan figur militer hal ini  sangat sulit dibayangkan. Selama 

tahun-tahun kepemimpinan itu popularitasnya mengalami pasang dan surut, yang biasanya 

berkaitan dengan manuver politiknya dan juga yang tidak boleh dilupakan tingkat pemahaman 

terhadap manuvernya. Dalam beberapa tahun terakhir Abdurrahman menjadi semakin 

kontroversial, ketika berusaha melerai pihak-pihak yang terlibat kekerasan, dan juga ketika 

berusaha menyeberangi badai dan gelombang besar pada akhir pemerintahan Soeharto dan era 

Indonesia pasca-Soeharto.
3
 

Sosok Gus Dur seperti yang sekarang ini tentu saja hasil dari pergulatan pemikirannya 

yang panjang, pengalaman dan pengetahuannya yang luas. Gus Dur merupakan gambaran sosok 

dengan pengetahuan pada tradisi keagamaan yang luas dan penguasaan sejarah dunia yang cukup 

memadai sehingga mampu memahami dinamika agama dan modernisasi. Gus Dur adalah suatu 

hubungan seimbang dan timbal balik antara keyakinan keagamaan dan keyakinan sekuler dalam 

berbagai wujud dan manifestasinya dalam prosess terus-menerus berbangsa dan bernegara. 

Abdurrahman Wahid disatu sisi seorang yang relegius dan ulama, disisi lain sebagai 

politisi yang sekuler atau sebagai intelektual liberal. Kepribadiannya yang tempremental dan 

tindakannya yang kontroversial mengakibatkan salah dimengerti orang. Bahkan, banyak orang 

mengaggap sikap politiknya inkonsisten dengan pemikiran atau pernyataannya. 

Pergaulan yang sangat luas dan bacaan yang sangat banyak membuat Gus Dur 

mempunyai wawasan intelektualitas sangat luas. Greg Berton menilai Gus Dur sebagai salah 

seorang pemikir Islam liberal di Indonesia Gus Dur dalam batas-batas tertentu adalah agamawan 

dan pemikir yang paling liberal di Indonesia yang belum tertandingi oleh Nurcholish Majid 

sekalipun. Cara berpikirnya yang sangat liberal itulah yang membuat Gus Dur kadang-kadang 

seperti tidak terkendali dan bahkan bagi kalangan tertentu Gus Dur dinilai nyeleneh. Meskipun 
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demikian, orang berusaha memakluminya karena mereka sulit menarik batas keseriusannya. 

Strategi penyampaian dengan kelakar dan humoris merupakan langkah jenius Gus Dur melintas 

batas menembus kecanggungan dan ketegangan. Abdurrahman Wahid sanggup meramu berbagai 

perbedaan-perbedaan dengan silaturahmi dan semangat perdamaian.
4
 

Kejeniusan strategi Gus Dur dalam memperjuangkan Islam yang toleran dan demokrasi  

kadang terkesan tidak populis atau kontroversial. Bisa jadi kekontroversialannya muncul karena 

banyaknya kemampuan yang dimilikinya, sehingga sosok Gus Dur menjadi tidak lazim bagi 

mereka yang hanya menguasai suatu disiplin ilmu saja atau mungkin juga ia memiliki karakter 

unik yang berbeda dari manusia kebanyakan. Dalam pandangan banyak pihak Gus Dur memiliki 

tiga wajah yang menonjol yaitu sebagai tokoh agama, budaya, dan politik.
5
 Jika kita melihatnya 

dalam jangka pendek memang Gus Dur nampak optimis dan pragmatis serta emosional. Namun, 

kita harus meneropong jauh ke depan bahwa strategi Gus Dur berperspektif jangka panjang. 

Sehingga dapat dikatakan, apa yang dilakukan Gus Dur akan terlihat kebenarannya dalam 

beberapa  tahun kemudian. Kecepatan dan kejeniusan pemikiran Gus Dur kadang sulit diimbangi 

dengan langkah-langkah taktisnya, sehingga terkesan serabutan dan emosional. Terlebih jika 

orang-orang di sekitarnya tidak dapat menerjemahkan maksud Gus Dur atau memberikan 

informasi-informasi yang kurang valid.  

Kejeniusan Gus Dur nampaknya tidak lepas dari kekayaan khazanah atau bacaan yang 

terekam dalam memori otaknya dan pengalamannya yang luas, sehingga dengan cepat dan 

cerdas mencerna setiap pengetahuan yang dipelajarinya. Kecepatan dan kecerdasan inilah yang 

kemudian oleh warga nahdliyin meyakini Gus Dur memiliki ilmu ladunni (suatu ilmu yang 

diperoleh tanpa belajar),  bahkan ada yang meyakini ia seorang waliyullah (saint,  seorang yang 
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dicintai  dan dikarunia Allah dengan kemampuan lebih), keyakinan warga nahdliyin ini sangat 

disadari oleh Gus Dur sehingga meraih charisma yang besar apalagi ditunjang dengan garis 

keturunan yang tinggi dan berperan dalam sejarah Indonesia. Rekaman dalam memori itulah 

yang ingin disampaikan dalam tulisan-tulisan di buku ini sembari diberikan latar peristiwa yang 

aktual. 

Bidang politik, strategi Gus Dur adalah kepentingan jangka panjang. Segala sesuatu yang 

mendukung kearah perjuangan, dan yang menghambat hal tersebut Gus Dur  tolak. Oleh 

karenanya, yang ditonjolkan adalah semacam kejujuran bersikap dan semangat  kebangsaan. 

Salah satu hal dimana Gus Dur terlihat konsisten adalah melakukan pembaharuan politik melalui 

kemanusiaan.
6
 

Politik yang diperjuangkan tidak lain adalah mempertahankan komitmen pada tatanan 

politik nasional yang dihasilkan oleh proklamasi kemerdekaan, di mana semua warga negera 

memiliki kesetaraan dalam segala aspek. Konsekuensinya, politik umat Islam Indonesia juga 

terikat oleh komitmen tersebut. Segala bentuk eksklusivisme, sektarianisme dan primordialisme 

dan juga privilege-privilege politik harus dijauhi. Oleh karenanya, strategi dan sasaran politik 

Islam harus bertumpu pada masalah-masalah universal kemanusiaan. 

Wawasan kebangsaan bagi rakyat indonesia, utamanya umat islam, memiliki peran 

penting yang sangat strategis dalam menjaga ketahanan bangsa dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Nasionalisme adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu 

bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama berusaha mencapai mempertahankan, 

dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan sebuah bangsa atau 

dibahasakan dengan semangat kebangsaan. 

Nasionalisme dimaknai beragam oleh berbagai golongan ditanah air, konsep cinta tanah 
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air yang sejatinya berada pada tataran ruh jasmaniyah setiap insan, harus diterjemahkan kedalam 

berbagai pemikiran. Islam dan Negara adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Pemaknaan 

masyarakat mengenai konsep Negara dan agama terus menjadi persoalan yang massif 

dikalangan akademisi, ulama’dan pemimpin Negara.
7
 

Tanpa mengurangi perasaan hormat kepada Gus Dur, kita harus memahami bahwa setiap 

figure dalam periode sejarah manusia mempunyai keterbatasan yang mereka sadari atau tidak 

sadari. Oleh karena itu, selayaknya manusia dan gagasannya harus dipisahkan, karena sulit 

mencari seorang yang konsisten dengan gagasan-gagasannya. Bahkan, Gus Dur sendiri meyakini 

bahwa proses melestarikan dan membuang adalah lumrah dalam sejarah manusia. Makanya, 

terdapat sisi dalam diri Gus Dur yang harus senantiasa dilestarikan dan dibuang. Gus Dur telah 

memberikan pelajaran kepada kita agar lebih arif dalam melihat persoalan. 

Dalam memberikan penilaian kebaikan seseorang, yang paling nyata adalah setelah 

orang meninggal dunia. Orang mati meninggalkan nama dan amal yang dapat dikenang dan 

diteladami. Di mata kebanyakan orang, Gus Dur sosok ulama besar, penegak keadilan, guru 

bangsa, negarawan peletak dasar-dasar demokrasi dan julukan lain yang sulit diurai. Oleh 

kawan dan lawan, Gus Dur adalah sosok orang sebagai penyejuk kedamaian. Itulah mengapa, 

Gus Dur meninggal banyak orang merasa kehilangan, dan banyak pihak yang memberi 

pengakuan bahwa Gus Dur adalah pengajar yang bijak, dan pemberi contoh keteladanan 

kehidupan yang positif.
8
 

Keistimewaan dan kekontroversialan Abdurrahman Wahid inilah yang membuat penulis 

tertarik untuk meneliti lebih dalam sosok Gus Dur yang sesungguhnya, terutama pemikirannya 

yang terkait dengan kebangsaan yang selalu mengutamakan kemanusiaan. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, sentral permasalahan pada tesis ini adalah 

mencerminkan pokok permasalahan yang diteliti,
9
 untuk bisa dieksplorasi secara lebih 

mendalam
10

 terkait kontribusi pemikiran Abdurrahman Wahid tentang kebangsaan di Indonesia 

(studi pemikiran Islam). Dari pokok masalah itu selanjutnya diperluas menjadi beberapa sub 

masalah seperti: 

1. Bagaimana pemikiran kebangsaan Abdurrahman Wahid? 

2. Bagaimana kontribusi pemikiran kebangsaan Abdurrahman Wahid? 

 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk memudahkan memahami makna yang terkandung dalam penelitian ini, peneliti 

perlu memberikan pembahasan dan batasan sederhana tentang pengertian judul ini dengan 

mengangkat kata yang dianggap perlu. Tesis ini berjudul “Kontribusi Pemikiran Abdurrahman 

Wahid Tentang Kebangsaan (Studi Pemikiran Islam).” Adapun kata kunci yang peneliti ambil 

yaitu: “kontribusi”, “pemikiran”, “Kebangsaan”, dan “Islam.” 

 Kata kontribusi adalah suatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau 

mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang 

sukses. Ketika kita memberikan kontribusi, itu berarti bahwa kita memberikan sesuatu yang 

bernilai bagi sesame, seperti: uang, harta benda, kerja keras ataupun waktu.
11

 

                                                 
9
Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 99.  

10
Quraisy Mathar, Metode Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu Perpustakaan (Makassar: Alauddin University 

Press , 2013), h. 4. 
11

Https://Pengertianmenurutparaahli.net, diakses pada tanggal 14 Desember 2019 pukul 14:41 Wita. 

https://pengertianmenurutparaahli.net/


7 

 

Kata pemikiran berasal dari kata pikir yang berarti akal budi,
12

 yang berarti proses, cara, 

atau perbuatan memikir, yaitu menggunakan akal budi untuk memutuskan suatu persoalan 

dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara bijaksana.
13

 kata pemikiran erat kaitannya 

dengan kata pemikir yang berarti orang cerdik pandai yang pikirannya dapat dimanfaatkan orang 

lain. Selain itu, ada pula kata berpikir yang berarti merujuk kepada kemampuan untuk 

membedakan, memngidentifikasi dan menunjukkan sesuatu. Adapun kata pemikiran memiliki 

arti yaitu cara atau hasil berpikir. 

Dalam al-Qur’an sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra banyak kata yang 

mengandung arti berpikir selain dari kata akal. Misalnya kata tadabbara (merenungkan) dalam 8 

ayat, faqiha (mengerti) dalam 20 ayat, nazhara melihat secara abstrak) dalam 30 ayat dan 

tafakkara (berpikir) dalam 16 ayat. Kata ‘aqala dijumpai pada lebih 30 ayat. Lebih lanjut, dia 

mengutip Harun Nasution yang mengatakan ayat-ayat yang terdapat di berbagai kata tersebut di 

atas, mengandung perintah agar manusia mempergunakan akal dan daya pikirnya.
14

   

Istilah natie (nation) mulai popular sekitar tahun 1835. Bangsa (nation) atau nasional, 

nasionalis atau kebangsaan, nasionalisme atau paham kebangsaan, semua istilah tersebut dalam 

kajian sejarah terbukti mengandung konsep-konsep yang sulit dirumuskan, sehingga para pakar 

di bidang politik, sosiologis, dan antropologi pun sering tidak sependapat mengenai makna 

istilah-istilah tersebut. Selain istilah bangsa, dalam bahasa Indonesia, kita juga menggunakan 

istilah nasional, nasionalisme yang diturunkan dari kata asing “nation” yang bersinonim dengan 

kata bangsa. Tidak ada rumusan ilmiah yang bias dirancang untuk mendefenisikan istilah bangsa 

secara objektif, tetapi fenomena kebangsaan tetap aktual hingga saat ini.  
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 Dalam kamus ilmu politik dijumpai istilah bangsa, yaitu “natie” dan “nation”, artinya 

masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur sebagai berikut: 

a. Satu kesatuan bahasa 

b. Satu kesatuan daerah 

c. Satu kesatuan ekonomi 

d. Satu kesatuan hubungan ekonomi 

e. Satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya. 

Menurut Ernest Renan yang mengemukakan istilah bangsa sejak tanggal 11 Maret 1882, 

bangsa adalah jiwa, suatu asas kerohanian yang timbul dari: 

1. Kemuliaan bersama di waktu lampau, yang merupakan aspek historis. 

2. Keinginan untuk hidup bersama (le desir de vivre ensemble) diwaktu sekarang yang 

merupakan aspek solidaritas, dalam bentuk dan besarnya tetap mempergunakan 

warisan masa lampau, baik untuk kini dan yang akan datang. 

Lebih lanjut Ernest Renan mengatakan bahwa hal penting merupakan syarat mutlak 

adanya bangsa adalah plebisit, yaitu suatu hal yang memerlukan persetujuan bersama pada waktu 

sekarang, yang mengandung hasrat untuk mau hidup bersama dengan kesediaan memberikan 

pengorbanan bagi eksistensi bangsanya, maka bangsa tersebut tetap bersatu dalam kelangsungan 

hidupnya (Rustam E.Tamburaka, 1999: 82). Titik pangkal dari teori Ernest Renan adalah pada 

kesadaran moral (Conscience morale), teori ini dapat digolongkan pada Teori Kehendak, 

Konsep Bangsa memiliki 2 pengertian: 

a. Bangsa dalam arti sosiologis antropologis: bangsa dalam pengertian sosiologis dan 

antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-
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masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, keyakinan, 

budaya dan sebagainya. 

b. Bangsa dalam arti politis, bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam 

suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu 

kekuasaan tertinggi keluar dan kedalam. Jadi, mereka diikat oleh kekuasaan politik yaitu 

Negara. Jadi, bangsa dalam pengertian politik adalah bangsa yang sudah bernegara dan 

mengakui serta tunduk pada kekuasaan dari Negara yang bersangkutan. Setelah mereka 

bernegara, terciptalah bangsa. Misalnya kemunculan bangsa Indonesia (arti politis) 

setelah terciptanya lagu Indonesia Raya15. 

 Kata Islam berasal dari bahasa Arab salam yang berarti selamat, patuh, pasrah dan 

damai.
16

 Sedangkan secara generik kata Islam berasal dari Bahasa Arab terambil dari kata 

“salima” yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini dibentuk kata “aslama” yang berarti 

“menyerah, tunduk, patuh, dan taat”. Kata “aslama” menjadi pokok kata Islam, mengandung 

segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya, sebab itu orang yang melakukan “aslama” atau 

masuk Islam dinamakan Muslim. Berarti orang itu telah menyataan dirinya taat, menyerahkan 

diri, dan patuh kepada Allah Swt. Dengan melakukan aslama maka orang terjamin 

keselamatannya di dunia dan di akhirat. Selanjutnnya dari kata “salima” juga terbentuk kata 

“silmun” dan “salamun” yang berarti damai. Islam, adalah agama Allah yang berarti Islam 

adalah jalan menuju kepada Allah dan yang bersumber daripada-Nya.
17

 Karenanya seorang yang 
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menyatakan dirinya Muslim adalah harus damai dengan Allah dan dengan sesama manusia 

(Muhammad Ali, 1980).
18

 

 Oleh karena itu definisi operasional dalam penelitian ini terkait dengan kajian dan telaah 

yang dilakukan secara mendalam terhadap pokok-pokok pemikiran dan gagasan Abdurrahman 

Wahid tentang kebangsaan. 

D. Kajian Pustaka 

Secara umum penelitian yang membahas tentang kebangsaan telah banyak dilakukan 

hanya saja lebih banyak bersifat global, namun yang akan diangkat oleh peneliti adalah 

pemikiran Abdurrahman Wahid tentang kebangsaan kemudian dikaitkan dengan islam.  

Buku pemikiran dan sikap politik Gus Dur karya Dr. Ali Masykur Musa: menjelaskan 

bagaimana sosok Gus Dur, yang telah membuktikan kepada masyarakat dan dunia bahwasanya 

dari segi pemikiran dan perjuangannya dalam menegakkan demokrasi, HAM, kesetaraan itu 

Nampak pada beliau dan patut dikenang. Seperti halnya ketika NU disudutkan pada saat rezim 

orde baru masih sangat kuat, Gus Dur terus meneriakkan penegakan demokrasi, sambil membina 

anak-anak muda NU melalui kampus-kampus, komunitas-komunitas agar anak NU 

memperjuangkan demokrasi, agar mampu memperoleh apa yang seharusnya dimiliki.    

Buku Gus Dur dan pendidikan Islam upaya mengembalikan esensi pendidikan di era 

global karya faisol: buku ini mengulas bagaimana K.H Abdurrahman Wahid berusaha 

memadukan kebutuhan pendidikan Islam yang harus mengikuti perkembangan zaman di satu sisi 

dan keharusan mempertahankan nilai-nilai tradisional islam di sisi lain. Dari perpaduan ini lahir 

neomodernisme, gerakan progresif dalam pemikiran Islam yang tidak hanya timbul dari 

modernism, tetapi  juga sangat tertarik pada pengetahuan tradisional. 
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Buku sang Zahid mengarungi sufisme Gus Dur, karya Husein Muhammad: buku ini 

membahas secara menyeluruh asal-muasal semua nilai yang dihidupi Gus Dur, yang pada 

ujungnya menghidupi semua yang telah dsentuhnya sepanjang perjalanannya di dunia. Kata 

Allisa Wahid, ini merupakan sebuah buku yang wajib dibaca oleh mereka yang ingin memahami 

Gus Dur secara utuh, apalagi oleh mereka yang membaiat dirinya sendiri sebagai GUSDURian 

atau murid Gus Dur dan ingin merawat warisan nilai, pemikiran, dan perjuangannya bagi dunia 

ini. 

Buku Gus Dur: Islam, politik dan kebangsaan, karya Mahfud MD: Buku ini merupakan 

kumpulan dari tulisan-tulisan pak Mahfud MD yang ada kaitannya dengan Gus Dur yang 

kemudian dikumpulkan oleh LKiS kemudian diterbitkan menjadi buku, dalam buku ini ada tema 

tentang Gus Dur dan kegaiban yang dimana dijelaskan bagaimana kedukaan yang terjadi pada 

masyarakat di tanggal 30 desember itu, sampai-sampai Mahfud mendengar orang histeris dan 

menambahkan kalimat tahlil sambil menangis, “laa ilaaha illa Allah, Muhammad Rasulullah, 

Gus Dur waliyullah” (tidak ada tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, dan Gus 

Dur  adalah wali Allah). 

Buku Papua mencari jalan perdamaian, karya Frans Pekey: melihat konflik Papua masih 

menjadi isu seksi yang bergaung hingga kini, sengketa sejarah integrasi politik, nasionalisme 

kepapuaan, kesenjangan pembangunan, tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi, serta kisah 

marginalisasi dan diskriminasi orang Papua, menambah panjang litany penyebabnya. Konflik ini 

juga membentang panjang dalam sejarah, rentan ditunggangi, dan melibatkan banyak pihak. 

Menyebabkan konflik papua menjadi konflik multidimensi. Buku ini hadir sebagai upaya untuk 

menganalisis konflik Papua dan menawarkan gagasan resolusi berupa dialog inklusif-

proporsional. Ada dua pisau analisis, yaitu perspektif konflik yang terjadi di Tanah Papua yang 
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resolusinya adalah dialog pembangunan dan konflik terkait sengketa Tanah Papua yang 

resolusinya adalah dialog politik, yang keduanya harus berjalan beriringan.  

E. Kerangka Teoretis 

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola 

berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan 

penelitian, sengaja dibuat untuk menerangkan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Adapun 

teori yang digunakan peneliti ialah: 

1. Teori konflik, adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui 

proses penyesuaian nilai-nilai yanag membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya 

konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. 

Teori ini didasarkan pada pemikiran sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok 

pemisahan kelas dalam masyarakat. Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya 

teori struktural fungsional, pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari 

teori konflik ini adalah pemikiran Kalr Marx pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori 

konflik mulai merebak. Teori konflik menyediakan alternative terhadap teori struktural 

fungsional. Pada saat itu Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas 

dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar tetapi ia 

menunjukkan bahwa dalam masyarakat, pada abad ke-19 di Eropa di mana dia hidup, 

terdiri dari kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas ploretar. 

Kedua kelas ini berada dalam suatu struktur social hirarki, kaum borjuis melakukan 

eksploitasi terhadap kaum proletar dalam proses produksi. Eksploitasi ini akan terus 

berjalan selama kesadaran semu eksis dalam diri proletar, yaitu berupa rasa menyerah 

diri, menerima keadaan apa adanya tetap terjaga. Ketegangan hubungan antara kaum 
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proletar dan kaum borjuis mendorong terbentuknya gerakan sosial besar, yaitu revolusi.  

Ketegangan tersebut terjadi jika kaum proletar telah sadar akan eksploitasi kaum borjuis 

terhadap mereka.19   

2. Teori filsafat adalah sebuah teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, 

hingga ke ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi.20 

3. Teori interaksionisme simbolik, yang pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer 

dan George Herbert Mead tahun 1863-1931. Teori interaksi simbolik berangkat dari 

pemikiran bahwa realitas sosial merupakan sebuah proses yang dinamis. Individu 

berinteraksi melalui simbol, yang maknanya dihasilkan dari proses negosiasi yang terus 

menerus oleh mereka yang terlibat dengan kepentingan masing-masing. Makna suatu 

simbol bersifat dinamis dan variatif, tergantung pada perkembangan dan kepentingan 

individu, yang dibingkai oleh ruang dan waktu. Konsep diri yang dikaitkan dengan 

emosi, nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan, serta pertimbangan masa lalu dan masa 

depan, turut mempengaruhi diri dalam pengambilan peran. Diri tidak dapat memaknai 

suatu simbol tanpa adanya individu lain yang berperan sebagai cermin untuk melihat diri 

sendiri. Dalam kehidupan sosial, manusia menggunakan simbol untuk mempersentasikan 

maksud mereka, demikian juga sebaliknya.21 

 

 

 

                                                 
19

M. Wahid Nur Tualeka, Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern  journal: Al-Hikmah, Volume 3 

nomor 1, Januari 2017, h. 32-33.    
20

 https://serupa.id/filsafat-umum/. Kamis, 02 April 2021  
21

Laksmi, Teori Interaksi Simbolik dalam Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Pustabiblia, volume 1, 

Number 1 (Desember 2017), h. 122-124.  

https://serupa.id/filsafat-umum/
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F. Metode Penelitian 

Untuk menganalisa objek penelitian tersebut, maka penulis akan mengulas metode yang 

dipergunakan dalam tahap-tahap penelitian ini yang meliputi: jenis penelitian, metode 

pendekatan, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research) yang dilakukan mencari data atau informasi melalui 

membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan publikasi di perpustakaan,
22

 

atau berdasarkan pada data maupun informasi yang telah ada sebelumnya. 

2. Metode Pendekatan 

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan dalam tesis ini, metode pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan fenomenologis deskriptif yaitu pendekatan yang 

mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman 

yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu,
23

 terkait sosok dan 

corak pemikiran Abdurrahman Wahid tentang kebangsaan, dimana peneliti mesti 

mendeskripsikan atau menggambarkan segala sesuatu yang diindrainya secara 

lengkap, rinci, dan mendalam,
24

 dan pendekatan sosio-historis yang mengulas masa 

lalu dengan menggunakan kerangka paparan dan penjelasan,
25

 atau genetika 

pemikiran yang mempengaruhi cara berpikirnya. Pendekatan-pendekatan ini 

                                                 
22

Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2004), h. 31.  
23

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah (Jakarta: Kencana, 

2011), h. 36. 
24

Nusa Putra, Penelitian Kualitatif Paud Pendidikan Anak usia Dini (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 70-

71. 
25

Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi; Dilengkapi Contoh Analisi Statistik (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2007), h. 22. 
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digunakan dalam rangka membantu memahami cara berpikir, menerima dan 

mengetahui alasan tertentu sehingga esensi dari kebangsaan sesuai dengan prinsip 

studi pemikiran Abdurrahman Wahid. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, peneliti 

mengumpulkan data terkuat dalam penelitian ini,26 data yang diklasifikasikan maupun 

dianalisa untuk mempermudah dalam menghadapkan pada pemecahan 

permasalahan27 melalui beberapa sumber, yaitu: 

a. Sumber primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, hasil-

hasil karya, baik berupa buku, surat maupun makalah yang ditulis oleh 

Abdurrahman Wahid, demikian pula dalam bentuk narasi dan pernyataan-

pernyatan yang ia ungkapkan dalam beberapa pidato, pertemuan maupun seminar 

yang telah dibukukan dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji. 

Sumber-sumber inilah yang menjadi referensi utama dalam penulisan penelitian 

ini. 

b. Sumber sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelas mengenai data yang 

sudah ada sebelumnya28 dan informasi yang berupa pendapat para pakar dan ahli 

dalam kajian kebangsaan, hasil penelitian dan lain sebagainya. 

c. Sumber tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan primer dan bahan sekunder berupa buku-buku penunjang lainnya, 

baik yang berhubungan dengan sejarah, tokoh, pemikir, kamus ensiklopedia 

                                                 
26

Rochiati Wiriaatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas; Untuk Meningkatkan Kinerja Guru Dan 

Dosen (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 117. 
27

Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 87.  
28

Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), h. 57. 
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demikian pula sumber dan informasi yang bersumber dari internet yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas.  

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data  

a. Deduktif, yaitu peneliti mengola data maupun informasi terhadap pemikiran 

Abdurrahman Wahid tentang kebanngsaaan dengan cara mengumpulkan data 

yang bersifat umum tentang gagasan dan pemikiran Abdurrahman Wahid, 

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

b. Induktif, yaitu analisis yang mampu membuat hubungan peneliti-responden 

menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akontabel,29 mengelola data tentang 

paradigma pemikiran Abdurrahman Wahid tentang kebangsaan yang ia 

kemukakan dengan cara mengumpulkan data yang bersifat khusus dari sumber 

dan data yang tersedia kemudian mengacu pada kesimpulan yang bersifat umum. 

c. Komparatif, yaitu membandingkan  pemikiran maupun gagasan Abdurrahman 

Wahid tentang kebangsaan dengan pemikiran maupun gagasan yang lain dengan 

cara menelusuri kesamaan-kesamaan, perbedaan serta implikasi perbedaan dari 

masing-masing objek yang diteliti. 

Dalam penelitian ini secara umum pengolahan data yang ditempuh oleh peneliti 

bersifat kualitatif, yaitu dalam pengelolaan data tidak menggunakan statistik 

maupun grafik. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu; reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 

 

 

                                                 
29

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 5.  
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G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini: 

a. Untuk mengetahui rekam jejak Abdurrahman Wahid 

b. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang Kebangsaan 

c. Untuk mengetahui pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Kebangsaan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pencinta ilmu 

pengetahuan khususnya dalam pengembangan pemikiran di Indonesia. 

2. Untuk menambah wacana dan khasanah keilmuan diantara dinamika perbedaan yang 

terjadi di Indonesia. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat umum dan 

akademisi yang ingin mengenal lebih jauh sosok dan pemikiran Abdurrahman Wahid. 

2. Penelitian ini juga diharapkan agar mampu mengetahui lebih kongkrit kontribusi 

pemikiran Abdurrahman Wahid terhadap pemikiran kebangsaan di Indonesia, dan 

dapat digunakan oleh masyarakat luas.  

 



18 

 

BAB II 

BIOGRAFI ABDURRAHMAN WAHID 

A. Setting Sosial dan Historisnya 

1. Setting Sosial 

a. Latar Belakang Politik 

Ketika Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, mereka menganggap 

nasionalis santri sebagai orang-orang yang dapat bekerja sama dengan mereka dalam 

menjalankan pemerintahan di negeri yang baru diduduki ini. Alasan Jepang, mereka yang 

mendapatkan didikan Belanda, baik pendidikan gereja atau sekuler, lebih mungkin untuk 

bersimpati kepada Belanda dan orang-orang Eropa pada umumnya.  

Untuk mendapatkan rekan yang dapat dipercaya, Jepang beralih kepada santri. Pada 

bulan Oktober 1943, mereka mendirikan organisasi payung bagi sekuruh kelompok muslim. 

Organisasi payung ini dinamakan Masyumi dan menggantikan Majelis Islam A‟la Indonesia 

(MIAI), sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1937 sebagai forum diskusi bersama bagi 

kaum modernis dan tradisionalis dan diketuai oleh Wahid Hasyim.  

Selama masa pendudukan Jepang, kaum nasionalis NU dan Muhammadiyah bekerja 

sama sedemikian baiknya sehingga mereka ingin mempertahankan hubungan baik dengan 

mengubah Masyumi menjadi suatu partai politik bagi semuasantri. MIAI zaman Jepang ini 

menjadi satu-satunya badan federasi bersama dari organisasi-organisasi Islam. Pada awalnya 

memang pertemuan- pertemuan yang diadakan MIAI banyak memuji Jepang, di tengah 

kekuatan Jepang yang saat itu memang besar dan merebut daerah yang dijajah Belanda.  

Pada zaman Jepang ini, ada tokoh penting NU, KH. Zainal Musthofa yang bergabung 

dengan NU pada 1933 bersama KH. Zainal Muhsin saudaranya. Pada tahun 1941, dia sudah 
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ditangkap Belanda dengan beberapa ulama lain karena membuat propaganda melawan 

pemerintah penjajah, dan dibebaskan pada Januari 1942. Ulama- ulama lain banyak mengalami 

hal sama kemudian dibebaskan zaman Jepang. Sekitar April-Mei 1942, KH. Hasyim Asy‟ari, 

Rais Akbar HBNO ditangkap Jepang, dipenjara Jombang, lalu dipindahkan ke Mojokerto, 

dan kemudian dibawa ke Bubutan Surabaya.  

Kebudayaan Islam tradisional yang membatasi peran lulusan pesantren dalam 

masyarakat elit adalah cara yang diambil oleh NU untuk bernegoisasi dalam hal-hal yang 

berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam masalah-masalah politik. Selama tahun 1950-an, 

banyak politikus profesional yang menjalankan pekerjaan purna waktu yang berkaitan dengan 

partai politik.  

Banyak di antara mereka tidak mempunyai latar belakang pesantren namun mereka 

dapat diterima, dengan alasan kemudahan, sebagai wakil dari ulama. Akhirnya, peran 

politikus profesional menjadi kuat berakar. Hingga tahap tertentu, hal ini dicerminkan oleh 

pembagoian kepemimpinan nasional secara umum menjadi Syuriah, Majelelis Islam A‟la 

Indonesia (MIAI) dan Tanfidziyah, badan pengurus harian, walaupun dalam praktiknya, 

terdapat hal yang agak lebih pelik lagi daripada pembagian tersebut. Hampir tidak ada ulama, 

bahkan dalam sayap politik NU sendiri, yang mampu dan berhasil bergaul dengan masyarakat 

elit di Indonesia selama waktu yang lama. Penyebab utama dari smeua itu adalah adanya 

orientasi politik yang dalam waktu berabad-abad dipengaruhi oleh pemikiran Islam Sunni. 

Ironisnya, bahkan setengah abad kemudian, NU tetap saja lebih bisa mengumpulkan 

suara daripada mengisi posisi kepemimpinan. Salah satu dilema yang dihadapi oleh Gus Dur 

saat menjabat sebagai presiden adalah bahwa ia hampir-hampir tak bisa menemukan orang-

orang baru dalam NU, yang sementara ini masih menguasai konstituensi pedesaan, yang 
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benar-benar siap untuk memberikan sumbangsih bagi perpolitikan nasional.  

Walaupun Gus Dur memperoleh dukungan yang lebih besar dari rakyat jelata 

daripada kebanyakan politikus, namun ia masih harus berjuang keras untuk mencegah agar 

pendukung-pendukungnya yang emosional dari daerah-daerah pedesaan tidak tampak seperti 

gerombolan rakyat jelata yang berbahaya.
1
 

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti demokratia (kekuasaan 

rakyat), yang terbentuk dari kata demos (rakyat) dan kratos (kekuatan atau kekuasaan). 

Demokasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara 

dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. 

Sebagai pemikir dan penggerak demokratisasi, Gus Dur tentu memiliki pemikiran 

demokrasi. Pemikiran ini merupakan refleksinya atas kondisi demokrasi di dalam realitas 

politik, berdasarkan model teoretis demokrasi yang ia punyai. Oleh karena itu, selayak 

bahasan ilmu-ilmu sosial Gus Dur, ia tentu bukan ilmuwan politik yang merumuskan teori- 

teori demokrasi. Akan tetapi, seorang penggerak demokratisasi yang berdasarkan gerakannya 

pada dasar-dasar pemikiran demokrasi. Dengan demikian, pemikiran demokrasi Gus Dur 

secara otomatis bersifat praksis. Ia digerakkan demi demokratisasi politik di Indonesia. 

Menurut Gus Dur di kehidupan yang modern ini demokrasilah yang dapat 

mempersatukan beragam arah yang kecenderungan kekuatan- kekuatan bangsa. Demokrasi 

menjadi sedemikian penting dalam sebuah negara yang pluralistik karena ternyata dalam 

berkehidupan kebangsaan yang utuh hanya bisa tercapai dan tumbuh dalam suasana 

demokratis meskipun demokrasi untuk saat ini di Indonesia masih menjadi proses diskusi, tapi 

suatu saat akan tercapai demokrasi yang sebenarnya. 

                                                 
1
 Dian Apriani, Skripsi “Konsep Pendidikan Islam Inklusif Perspektif K. H. Abdurrahman Wahid. (Institut 

Agama Islam Negeri Salatiga, 2017), h. 50-56 
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Indonesia yang dicita-citakan Gus Dur adalah negara demokrasi yang lebih kecil 

pengaruh militernya dan tidak ada fundamentalisme Islam. Dalam suasana dilematis Gus Dur 

lebih memilih negara yang didominasi militer yang setidaknya bisa melindungi hak-hak 

minoritas keagamaan, kesukuan, dan kesatuan nasional, daripada sebuah negara Islam yang 

tidak santun terhadap pluralitas. 

Gagasan substansi demokrasi sangat penting ketika persoalan hukum masih terpaku 

hal-hal prosedural yang ditinggikan. Akhirnya, aspek keadilan yang menjadi spirit demokrasi 

hanya menjadi kerangka tanpa daging, tanpa darah, dan tanpa ruh. 

Namun, meskipun demokrasi telah menjadi pilihan terbaik dan rasional, Gus Dur 

menegaskan bahwa demokrasi sebagaimana juga halnya dengan negara tidaklah pernah 

sempurna dan memuaskan. Kerelaan untuk menerima kenyataan justru membangkitkan tekad 

untuk selalu mengusahakan perbaikan terus menerus, agar menghampiri kesempurnaan, 

sekaligus menjaga agar tidak terjadi kemerosotan dan kemacetan, apalagi penyimpangan yang 

tidak perlu. 

Penghayatan bahwa demokrasi adalah sebuah proses, yaitu proses yang ajeg dan tiada 

henti-hentinya, melahirkan kesanggupan bermartabat, dengan tekad atau ikrar yang 

menyatakan bahwa sekalipun belum atau tidak mampu untuk terlibat atau melibatkan diri 

dalam setiap sikap atau perbuatan yang membunuh atau menghambat pertumbuhan demokrasi 

itu sendiri. 

Cara pandang tentang demokrasi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan 

sejalan dengan semakin kompleksnya hubungan antar warga. Kata demokrasi berasal dari 

bahasa Yunani, menurut bahasa Yunani, definisi yang paling singkat tentang demokrasi 

adalah apa yang diucapkan oleh Abraham Lincoln di Gettysburg, Pensylvania, Arnerika 
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Serikat tahun `1863 yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Esensi dari 

demokrasi adalah bahwa rakyat memerintah atau melakukan pemerintahan oleh dirinya 

(government by the people), demokrasi mengandung dua dimensi kontes dan partisipasi yang 

menurut Robert Dahl merupakan hal menentukan bagi demokrasi. Demokrasi juga 

mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan berbicara, menerbitkan, 

berkumpul dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan 

kampanye-kampanye pemilihan itu.  

Prasyarat pemerintahan demokratis sebagaimana ajaran Lincoln tersebut memiliki 

makna bahwa rakyatlah yang berhak menduduki jabatan-jabatan di bidang pemerintahan, 

mereka yang menduduki jabatan mendapatkan legitimasi dari rakyat, dan setelah terpilih 

terutama dalam menjalankan pemerintahan harus sepenuhnya menjadikan kepemimpinannya 

untuk rakyat. 

Kepala Daerah membutuhkan legitimasi yang terpisah dari DPRD, sehingga harus dipilih 

sendiri oleh rakyat, mereka juga harus bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan pemilihan 

terpisah, Kepala Daerah memiliki kekuatan yang seimbang dengan DPRD, sehingga mekanisme 

checks and balances niscaya akan dapat berjalan dengan baik.Pemilihan Kepala Daerah secara 

langsung pada hakekatnya dianggap sebagai bentuk perwujudan praktek demokrasi yang paling 

sempurna, karena dengan pemilihan kepala daerah secara langsung ini diharapkan mampu 

memunculkan calon-calon pemimpin yang dikenal dan lebih dekat dengan masyarakat. 

Secara teoritis tentu pilkada langsung memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam menentukan pejabat publik di semua daerahnya. 

Gus Dur mendapat pengalaman politik pertamanya pada pemilihan umum 1982. Waktu 

itu ia ikut berkampanye untuk PPP sebuah partai Islam yang dibentuk sebagai hasil fusi 4 partai 
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Islam, termasuk NU. Pada waktu itu, Gus Dur sudah mengkritik pemerinah dengan tajam dan 

menyebut bahwa pemerintah selalu mengganggu kampanye PPP dan ingin menangkap orang 

seperti dirinya. Namun, uniknya Gus Dur selalu berhasil lolos karena ia memiliki hubungan 

dengan orang-orang penting di pemerintahan, misalnya dengan panglima ABRI masa itu, 

jenderal Benny Moerdani. 

Dalam konteks pergulatam politik di tingkat elite, Abdurrahman Wahid juga terbilang 

kontroversi dusvokal. Karenanya, tidak mengherankan kalau kemudian Abdurrahman Wahid 

sering terhalang oleh berbagai rintangan. Apalagi di tahun 1990-an merupakan masa penuh 

tantangan bagi Abdurrahman Wahid dalam kontelasi politik nasional. 

Sejak terpilih kembali sebagai Ketua Umum PB NU, sikap Abdurrahman Wahid semakin 

kritis, ketika melihat bangsa semakin terkotak-kotak oleh perilaku sektarianisme yang 

ditampilkan oleh segelintir elite bangsa ini, Abdurrahman Wahid bersama ssejumlah tokoh 

marginal, mendirikan Kelompok kerja (Pokja) Forum Demokrasi (Fordem).   

Sikap Abdurrahman Wahid yang nyeleneh dan vocal, bagi sebagian besar warga 

nahdliyin termasuk hal baru. Meski sebelumnya NU pernah mempunyai tokoh sekaliber Subhan 

ZE yang juga nyeleneh dan vocal. Subhan termasuk tokoh NU yang ingin mengeluarkan NU dari 

sikap eksklusif-nya, mempunyai konsep tentang nation konsep Islam secara keseluruhan 

(Kaffah). Subhan juga selalu menekankan tema demokrasi di NU dari tradisi kekeluargaan. 

Mahbub Djunaidi melukiskan Subhan sebagai tokoh muda yang sering bentrok dengan tokoh-

tokoh tua yang menghendaki establishmemnt. Ide-idenya terkadang terasa sangat aneh, bahkan 

sama sekali asing di telinga para kyai sepuh. Sangat disayangkan, Subhan harus mengakhiri 

karirnya di NU dengan suatu pemecatan. 
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Hadirnya Gusdur dalam kancah perpolitikan Indonesia memberikan warna dan suasana 

tersendiri. Pendapat dan komentarnya selalu mengahadirkan kontroversi dan mengundang kritik 

bagi berbagai kalangan. Gagasanya yang segar dan pikirannya yang jauh terkadang membuat 

masyarakat sulit untuk mengikuti dan memahaminya
2
. Disisi lain Gusdur menjadi tumpuan dan 

sarana perlindungan bagi mereka yang sedang dalam kesulitan baik secara politik, ekonomi 

maupun kelompok minoritas lainnya yang merasa terancam dengan keberadaan Gusdur.  

a. Karir Politik Gusdur  

1. Kiprah Gusdur sebagai Pelopor Partai Kebangkitan Bangsa 

Sejarah berdirinya Partai kebangkitan bangsa (PKB) tidak terlepas dari organisasi massa 

terbesar Nahdatul Ulama dan para Ulama yang ada di dalamnya dan menjadi panutan massa 

yang sangat besar. Khususnya peran Gusdur selaku ketua PBNU dan umumnya tokoh-tokoh NU 

sangat penting dalam kelahiran dan penampilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pemilu 

1999. 

Didirikan oleh tokoh-tokoh utama Nahdatul Ulama (NU) seperti K. H Abdurahman 

Wahid (Gus dur), Kyai Musafa Bisri, Kyai Muchit Muzadi, Kyai Ilyas Ruschiyad, dan lainnya, 

PKB dideklarasikan di kediaman ketua umum PBNU Gusdur, Ciganjur, Jakarta Selatan, pada 23 

Juli 1998.
3
  

Peran Gusdur dalam perpolitikan di PKB begitu besar, karena dengan ketokohan Gusdur 

ia mampu meembesarkan PKB. Sepertinya jika tanpa adanya Gusdur mungkin PKB tak akan 

                                                 
2
 Al-Zastrow N.G, Gus Dur Siapasih Sampeyan: Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyat aan Gus Dur, 

(Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 1.  
3
 Hamad, ibnu . Konstruksi realitas politik dalam media massa: sebuah study critical disourse analysis 

terhadap berita –berita politik ; pengantar. harsono suwardi – edisi 1.jakarta: granit 2004 
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tumbuh dan berkembang dengan pesat. Bayang-bayang Gusdur dalam visi, misi dan perilaku 

politisi PKB dipentas percaturan politik nasional sejak partai ini berdiri.
4
 

Sejak PKB didirikan pada bulan Juli 1998 banyak dari anggota dan anggota partai ini 

yang berharap bahwa Gusdur akan menjadi presiden. Paling tidak mereka mempunyai hak untuk 

mencalonkan Gusdur sebagai presiden. Pada tanggal 7 Februari 1999 akhirnya Ketua umum 

PKB, mengumumkan bahwa PKB akan mencalonkan Gusdur sebagai presiden. Gusdur menjadi 

ketua Dewan Syuro pertama partai tersebut.
5
  Sejarah Indonesia mencatat ketokohan dan 

kepemimpinan Gusdur terbukti mendongkrak suara PKB di Pemilu 1999. Pesta demokrasi 

perdana yang diikuti oleeh PKB sukses besar dengan meraup 13.336.982 suara (12,61%) dan 

mendapat 52 kursi di DPR RI.
6
 

2. Kiprah Gusdur Sebagai Presiden Republik Indonesia 

Gusdur terpilih menjadi presiden RI KE 4 setelah menang dalam Pemilu pada Bulan 

Oktober 1999, ia terpilih seetelah mengalahkan Megawati lewat peemungutan suara (voting) 

yang tertutup dan rahasia, dari 691 anggota MPR yang mengikuti suara dalam pemilihan 

presiden tersebut , Gusdur memperoleh 313 suara  dan akhirnya Gusdur menjadi pemenang dan 

Megawati menjadi wakil presiden.
7
 

 Gusdur membangun kabinet persatuan nasional , yang meliputi partai PDIP, PKB, 

Golkar ,PPP, PAN dan Partai Keadilan (PK) non partisan dan juga TNI ada dalam kabinet 

tersebut.Kepemimpinan mereka memberi harapan yang besar bagi bangsa Indonesia. Indonesia 

yang pada waktu itu dilanda krisis ekonomi dan politik sangat menanti perbaikan yang akan 

dilakukan oleh pasangan Gus Dur-Megawati. 

                                                 
4
  Faisal Ismail, NU Gusdurisme dan Politik Kiai, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya,1999) h.144 

5
 Greg Barton, Biografi Gusdur The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid (Yogyakarta : 

LKIS,2002) h. 324 
6
 Diakses melalui http:// www.pkb.id , Judul artikel Sejarah PKB  pada 04 April 2021 pukul 21.15 Wita. 

7
 Abdul Munir Mulkhan, Perjalanan Politik Gusdur ( Jakarta : Kompas,2010) h.68 

http://www.pkb.id/
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 Ada sejumlah faktor mengapa harapan masyarakat sangat besar terhadap kepemimpinan 

Gus Dur-Megawati. Pertama, untuk pertama kalinya pemilihan presiden dan wakil presiden 

dipilih oleh anggota MPR secara demokratis pada pemilu tahun 1999 yang berlangsung damai 

dan tanpa tekanan, kecuali pemilihan pasangan Soekarno-Hatta yang dipilih secara aklamasi oleh 

anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 

 Kedua, Gus Dur dan Megawati merupakan kombinasi dari golongan bangsa yang 

terpenting yaitu Islam di satu pihak dan golongan nasional dipihak lainnya. Selama menjabat 

sebagai presiden banyak langkah yang telah dilakukannya untuk mencoba mengubah keadaan 

negeri ini dan memberikn ruang kebebasan yang demikian luas, langkah-langkahnya banyak 

menimbulkan kontroversi. Banyak orang baik yang pro maupun kontra terhadapnya yang tidak 

dapat memahami tindakan-tindakannya. Pada akhir November tahun 2000, 151 DPR 

menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gusdur. 

Pada 1 Februari 2001, DPR bertemu untuk mengeluarkan Nota terhadap Gusdur Nota 

tersebut berisi diadakannya sidang khusus MPR dimana pemakzulan Presiden dapat dilakukan. 

Akhirnya pada 23 juli 2001, MPR resmi memakzulkan Gusdur dan mengantikannya dengan 

Megawati Soekarnoputri.
8
 

b. Kebijakan Krusial Gusdur 

Gusdur dikenal dengan figurnya yang penuh kontroversial, sejak memimpin PBNU 

hingga menjadi presiden, kebijakan dan stetmen Gusdur selalu memantik perbincangan baik 

pada tataran elit sampai pada akar rumput. Posisi Gusdur sebagai Presiden sangatlah krusial, 

apalagi di masa transisi reformasi yang masih terdapat beragam masalah dan besarnya tuntutan 

                                                 
8
 Mubarak dan Fathurrahman Karyadi, Biografi Singkat, A.M.Y Spe ( Editor) Gusdur di Mata Keluarga 

dan Sahabat ( Jombang : Pustaa Tebuireneg : 2010 ) h.23 
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reformasi di beerbagai sektor peemerintahan, beerikut kebijaan krusial Gusdur seelama menjabat 

sebagai Presiden republik Indonesia.  

1. Membubarkan Departemen Penerangan, dimasa orde baru Departemen Penerangan 

merupakan alat bagi presiden Soeharto untuk mengekang kebebasan pers, dengan 

dibubarknnya departemen terseebut maka kebebasan pers di Indonesia menjadi lebih 

terjamin. 

2. Melikuidasi Departemen sosial, Gusdur melihat Departemen sosial hanya sebagai sarang 

berbagai penyimpangan misalnya korupsi dan dana bantuan kemanuasiaan yang tidak secara 

utuh sampai pada korban bencana alam9. 

3. Mencabut TAP MPR-RI tentang larangan teerhadap partai komunis, ajaran marxisme, 

lenimisme, dan komunisme. Lawan politik Gusdur menganggap kebijakan ini hanya untuk 

kepentingan pribadi Gusdur semata untuk mendapat simpati dari para keluarga mantan 

tahanan politik yang terkait dengan PKI. 

4.  Gusdur mengeluarkan PP No.6 tshun 2000 yang mencabut Impres no.14/1967 ysng 

dikeluarkan oleh Suharto yang melarang segala bentuk ekpresi agama dan adat Tionghoa 

ditempat umum, dengan pencabutan larangan ini maka terbuka jalan bagi eetnik Tionghoa 

untuk menghidupkan budaya tradisonal mereka. Pada tahun yang sama Gusdur 

mengumumkan bahwa tahun baru imlek sebagai hari libur nasional. Hal ini menjadi bukti 

bahwa deskriminasi terhadap etnik Tionghoa telah dikikis oleh Gusdur. 

5. Mengangakat Laksamana Widodo yang berasal dari angkatan laut menjadi PanglimaTNI , 

Langkah Gusdur ini telah mendobrak tradisi lama yang selalu menjadikan angakatan darat 

sebagai kandidat terkuat untuk meenjadi Panglima TNI. 

                                                 
9
 Ismail,Faisal, Pijar-Pijar Islam:Pergumulan Kultur Dan Struktur, (Cet. I, Yogyakarta: 

LESFIYogya 2002), h . 144-145 
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6. Membentuk Komisi penyelidik HAM dalam kaitannya dengan peristiwa Timor-timor , 

tanjung priok, Trisakti yang melibatkan personil TNI. 

7. Gusdur menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran 

Bendera bintng kejora.10 

8. Gusdur Merespon  memorandum 1 dan 2 oleh DPR RI dengan mengeluarkan dekrit 

presiden. 

9. Gusdur membekukan MPR/DPR RI.  

10. Mengembalikan kedaulatan ditangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun 

badan yang diperlukan untuk pemilu dalam waktu 1 tahun.  

11. Membubarkan Partai Golkar karena dianggap warisan orde baru dalam kenyataannya 

dekrit tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan 

tidak memiliki kekuatan hukum maka MPR selaku segera mengadakan sidang istimewa 

pada tanggal 23 juli 2001 dan Megawati Soekarno terpilih sebagai presiden RI 

menggantikan Abdurrahman Wahid berdasarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2001 dengan 

wakilnya Hamza Haz. 

2. Latar Belakang Sosial Budaya 

Budaya merupakan pondasi bagi suatu bangsa untuk mencapai sebuah peradaban atau 

kemajuan. Menurut M. Hatta dalam skripsi saudara Andri, menyatakan bahwa kebudayaan 

adalah ciptaan hidup suatu bangsa. Maka dari itu, ketika Islam dikenalkan di Nusantara, Islam 

tidak serta merta menghilangkan suatu kebudayaan yang ada. Hal ini karena, ajaran Islam yang 

disebarkan oleh para wali diproses dengan sublimasi dan penyempurnaan terhadap budaya 

dengan sentuhan-sentuhan Islami, yang tidak memandang dari berbagai aspek, sehingga 
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 Chorie Efendi , PKB Politik Jalan Tengah NU ( Jakarta : Pustaka Ciganjur,2002) h.45 
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dengan mudah dapat diterima di masyarakat. 

Selanjutnya, di Indonesia terdapat pembedaan diantara orang muslim yang dinamakan 

muslim santri (taat) dan muslim bukan santri (sering disebut abangan). Muslim santri adalah 

mereka yang ortodoks dalam mempraktikan ajaran Islam. Sedangkan muslim bukan santri, atau 

kadang-kadang disebut sebagai muslim abangan, sering kali dianggap hanya sebagai muslim 

nominal oleh banyak muslim santri, walaupun kaum abangan ini mungkin juga ingin lebih rajin 

dan lebih teratur dalam menjalankan shalat dan beribadah. Golongan ketiga, yang lebih kecil 

lagi (jumlahnya), adalah kaum priayi (keturunan bangsawan kraton). Mereka banyak memiliki 

persamaan dengan kaum abangan dalam hal kepercayaan terhadap unsur-unsur Hindu-Budha. 

Akan tetapi, dalam dua hal kaum priayi berbeda dari abangan: pertama, pandangan dunia 

mistik kaum priayi mengandung beban dan perbaikan kelas, dan kedua, kebudayaan modern 

kaum priayi terbentuk oleh adanya hubungan yang lama terjalin antara mereka dengan Belanda 

dan pilihan mereka yang lebih besar akan pendidikan Barat modern dan pekerjaan kantoran. 

Abdurrahman Wahid tumbuh di lingkungan pesantren yang bercorak tradisional atau 

dalam masyarakat yang berbasis tradisionil. Pesantren- pesantren yang bercorak tradisional 

tersebut mempunyai basis organisasi yang kuat di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama 

(NU) yang didirikan pada tahun 1926. Sebelumnya telah ada basis organisasi Islam yang 

bercorak modern yaitu Muhammadiyah. NU didirikan adalah sebagai respon atas kekuatiran 

akan hilangnya kultur dan tradisi sufistik Islam akibat pengaruh modernisasi, akan tetapi pada 

saat yang sama NU tidak menentang adanya ide-ide modernisasi Islam. Hal ini terutama 

berkaitan dengan pendekatan modern di berbagai bidang, misalnya pendidikan, sosial, dan 

politik. Pesantren sebagai lembaga yang bernafaskan Islam pada waktu itu hanya mempelajari 

ilmu-ilmu agama saja. Ilmu-ilmu agama tersebut secara umum berisikan kurikulum yang 
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menekankan mata pelajaran Fiqih, Tafsir Hadist, Aqidah akhlak, dan bahasa Arab. Sebelum 

Indonesia merdeka bahasa utama di kalangan pesantren adalah bahasa Arab dan bahasa lokal. 

Berbeda dengan santri pada umumnya, Gus Dur juga mempelajari Ilmu sekuler lainnya seperti 

sastra, bahasa Inggris, Belanda, serta ilmu-ilmu lainnya dari hasil bacaan. 

Sulit untuk dapat disangkat  oleh siapapun bahwa Gus Dur adalah simbol dan ikon 

pembaruan pemikiran dan kehidupan sosial dalam manusia Muslim, khususnya di Indonesia. Ia 

hadir dengan pikiran dan gagasan yang sungguh-sungguh mengagumkan, mencengankan, 

mencerahkan, sekaligus menggairakan bagi upaya-upaya pembaruan. Melalui pemikiran dan 

perilaku hidupnya, Gus Dur ingin membuka mata dunia akan keniscayaan pembaruan yang 

terus-menerus dan tak mungkin dihentikan. Semua dilakukan oleh gus Dur dalam kerangka 

kemanusiaan dalam artinya yang luas.
11

 

Bila melihat sepak terjang Gus Dur sekembalinya dari pengembaraannya menuntut ilmu 

di Timur Tengah dan Barat sampai dengan sekarang ini, rasanya tidak keliru Kyai Wahid 

memberi nama Abdurrahman ad-Dakhil. Karena Gus Dur saat ini telah menjadi sosok 

“Penakluk”. Bukan asaja karena geneologi pesantren yang dimilikinya, akan tetapi juga karena 

kedalaman ilmunya, sehingga mampu membaca situasi yang berkembang. 

Abdurrahman Wahid yang nyeleneh, vocal, dan kontroversi. Gayanya yang seperti 

pemain ketoprak ini oleh Abdurrahman Wahid sudah dirajut semenjak dia mulai berkecimpung 

dalam discourse pemikiran pada awal 1970-an. Hanya saja lantaran setiap lontaran pemikirannya 

dipandang tidak lazim untuk zamannya, penuh kontroversi. Abdurrahman Wahid sebagai 

cendekiawan Muslim penuh kontroversi, nyeleneh, dan predikat ini secara konsisten 

dipertahankannya hingga sekarang.
12

       

                                                 
11

Husein Muhammad, Samudra Kezuhudan Gus Dur (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), h. 23.  
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Abdurrahman Wahid, Mengurai Hubungan Agama dan Negara (Grasindo: Jakarta, 1997), h. 17-18.  
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Abdurrahman Wahid dikatakan nyeleneh dan kontroversi lantaran keberaniannya untuk 

berbeda dan keluar dari kelaziman. Ini diperkuat Emha Ainun Najib yang menyebutkan 

Abdurrahman Wahid sebagai orang gila yang dimaksud Emha Ainun Najib adalah orang yang 

menggagas apa yang tidak dipikirkan orang lain, memikirkan apa yang tidak terpikirkan orang 

lain dan membayangkan apa yang tidak dibayangkan orang lain. Abdurrahman Wahid juga 

pernah melontarkan berbagai gagasan yang terbilang  nyeleneh, katakanlah seperti mengganti 

assalamu’alaikum menjadi selamat pagi, sore atau malam. Menjadi juri Festival Film Indonesia 

(FFI), membuka Malam Puisi Jesus Kristus di Gereja, sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta, 

menjadi anggota MPR fraksi FKP, menebas usulan-usulan FPP yang berusaha memisahkan 

agama dengan kepercayaan, kedekatannya dengan kelompok-kelompok minoritas, terlebih 

nasrani, menolak bergabung dengan ICMI, di kala sebagian besar umat Islam mendambakan 

kehadirannya, termasuk juga keterlibatannya sebagai ketua di Forum Komunikasi, serta sebagai 

kunjungannya ke Negara Zionis, Israel. 

Di awal-awal masa jabatannya memimpin NU, kiprah Gus Dur  sebagai tokoh pluralis 

dan lintas batas memang sudah mulai terasa. Apalagi bintang Gus Dur naik, ketika ia terpilih 

sebagai Ketua Umum PBNU di Muktamar NU di Situbondo (1989). Peristiwa itu, tidak mudah 

dimana pada saat itu terjadi pergantian generasi di NU. Tema kembali ke Khittah 1926 

mengesankan, bahwa harus terjadi perubahan kepemimpinan NU,  dari generasi “politik” 

kembali ke organisasi “nonpolitik”, sosial keagamaan. Tema itu juga menggambarkan 

kekecewaan NU terhadap peran yang diambilnya di dalam politik. Meskipun NU merupakan 

penyumbang suara terbesar di  dalam PPP, namun NU tidak pernah berhasil memperebutkan 

jabatan Ketua Umum PPP. NU, selalu “kalah” dengan kelompok Parmusi, sejak Mintaredja 

memimpin PPP sampai ke HJ Naro. Peranan pemerintah harus diakui sebagai cukup menentukan 
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di dalam penentuan jabatan Ketua Umum PPP. Sehingga hal tersebut sesuai dengan upaya 

pemerintah (saat itu) yang ingin menata kembali kehidupan politik beserta organisasi-organisasi 

sosial lainnya. Saat itu adalah awal berlakunya asas tunggal Pancasila dan semua orang 

mengetahui, NU adalah sebuah organisasi keagamaan (Islam) yang menerima asas tunggal 

Pancasila paling awal, tanpa keributan intern. Hal ini berbeda dengan HMI, yang sempat 

menimbulkan lahirnya HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO). Karena itu wajar, apabila 

pemerintah  (di waktu itu) ikut memberikan lampu hijau terpilihnya Gus Dur pada Muktamar NU 

di Situbondo. Sebaliknya, lima tahun kemudian, pemerintah tidak lagi memberi lampu hijau, 

sehingga Muktamar NU di Cipasung berlangsung sengit, Gus Dur masih terpilih sebagai Ketua 

Umum PBNU.
13

 

a. Gusdur dan Kultur Pesantren 

Gusdur hidup di lingkungan yang kental dengan nuansa keislaman khas tradisional, 

Gusdur melalui perjalanan akademik yang dinamis dan berinteraksi dengan kultur dimana 

Gusdur belajar, menjadi santri maupun setelah melanjutkan studinya di luar negeri. Dari 

perjalanan akademik Gusdur terdapat beberapa moment yang sangat penting dan bermakna 

hingga mempengaruhi wawasan dan pemikiran Gusdur.  

 Interaksi Gusdur dengan Kultur Pesantren yang lebih bersifat hierarki, teertutup dan 

sarat akan etika yang sangat formal menjadi fondasi utama yang mewarnai perjalanan hidup 

Gusdur.  Terdapat kesan yang mendalam sewaktu Gusdur menjadi santri, Berkat bimbingan 

khusus KH,Chunduri , Gusdur diperkenalkan amalan-amalan ritual dan mistik secara mendalam 

dalam Islam yang jawa dan selalu di amalkan Gusdur. 
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Herry Gunawan, Kepada Bangsa Refleksi Kerisauan Seorang Sulastomo (Jakarta: Harian Kompas, 2000), 

h. 88. 
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  Di bawah bimbingan Kyai ini, Gus Dur kerap kali melakukan ziarah kubur ke beberapa 

wali di Jawa pada hari-hari tertentu, berdoa dan membaca al-Qur’ an di Candimulyo. Ini 

merupakan pengalaman religius yang memperdalam dimensi spritualitas Gus Dur selain itu 

Gusdur mengagumi KH,Chunduri dikarenakan sosoknya yang humanis.
14

  

b. Gusdur dan Kultur Timur 

Pada usia 22 tahun, Gusdur berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji yang 

kemudian diteruskan ke Mesir untuk melanjutkan studi di Kairo, sewaktu Gusdur belajar ilmu-

ilmu agama di Ma'had al-Dirasat al-Islamiyyah yang berada di lingkungan al-Azhar Islamic 

University yang merupakan lembaga pendidikan tertua di Timur Tengah. Keberadaan Gusdur di 

lembaga ini justru membuat Gusdur kecewa dikarenakan metode pembelajaran dan materi yang 

dianggap telah diajarkan sewaktu di pesantren Tegalrejo Magelang, Jawa Tengah dan Krapyak 

Yogyakarta. 
15

 

Kondisi tersebut merupakan potret bahwa Gusdur telah di tempa ilmu agama yang mapan 

sewaktu pesantren. Tidak hanya itu Gusdur adaktif terhadap kondisi keilmuan yang tidak sesuai 

dengan ekpektasinya, Gusdur justru menghabiskan waktu di salah satu perpustakaan yang 

lengkap di Kairo, termasuk American University Library, Dar al-Kutub dan Perpustakaan 

Universitas Kairo. 

Interaksi Gusdur dan kebudayaan Timur tengah tidak hanya diperoleh sewaktu Gusdur 

belajar di kampus. Gusdur justru giat mengikuti berbagai forum diskusi oleh pemikir Mesir 

lainnya. hal inilah yang menyebabkan Gusdur semakin memiliki kompleksitas keilmuan dan 

mengenal kultur timur tengah dengan baik.  

                                                 
14

 Alfian, Pemikiran Politik dan Perubahan Politik Indonesia ( Jakarta : Gramedia,1983) h.246 
15

 Presiden Umat, Presiden Rakyat, Presiden Santai," D&R, 25-31 Oktober 1999, h. 19-20. 



34 

 

Terdapat moment penting yang menandai interkasi Gusdur dengan kebudayaan Timur 

yaitu pada saat Gusdur di Mesir , Kairo menjadi era keemasan kaum intelektual. Kebebasan 

untuk mengeluarkan pendapat perlindungan yang cukup.Selain di Mesir , Gusdur juga pernah 

tinggal di Irak, seebuah negara modern yang memiliki peradaban islam yang cukup maju. 

Terdapat perbedaan kultur yang dirasakan Gusdur. Di Ira, Gusdur meendapatkan rangsangan 

intelektual yang tidak dirasakan sewaktu di Mesir. Gusdur disuguhkan dengan bacaaan 

orieentalis barat. Gusdur kembali menekuni hobi membacanya secara intensif di semua buku 

yang ada di Universitas. 

Selain itu Gusdur juga giat beerziarah ke makam keramat para wali termasuk makam 

Syekh Abdul Kadir Jaelani, pendiri tarekat Qadariyah, Gusdur juga menggeluti ajaran Imam 

Junaid Al-Baghdadi seorang pendiri aliran tasawuf yang diikuti oleeh jemaah NU, disinilah 

Gusdur menemukan sumber spritualitasnya.
16

 Setelah di Irak, Gusdur melanjutkan studinya ke 

eropa.  

c. Gusdur dan Kultur Barat 

Interaksi Gusdur dan Kultur barat terjadi sewaktu Gusdur ingin melanjutkan studinya kee 

Eropa. Akan tetapi peersyaratan universitas yang ketat membuat Gusdur tidak dapat melanjutkan 

studinya,
17

 namun perjalan Gusdur menjadi pelajar keliling dari satu univeersitas ke universitas 

lainnya, dan pada akhirnya menetap di Belanda selama enam bulan dan mendirikan 

peerkumpulan pelajar muslim Indonesia dan Malaysia yang tinggal di eropa.Gusdur juga sempat 

pergi ke Mc Gill University  di Kanada untuk mempelajari kajian-kajian keislaman secara 

mendalam  namun, Gusdur kembali ke Indonesia setelah terilhami berita seputar pesantren.  
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 Umar hasyim, Mencari Ulama Pewaris Nabi : Selayang Pandang Sejarah Para Ulama (Surabaya : Bina 

Ilmu,1989), h. 67. 
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 Gus Yusuf dan Suaedy, Pesantren Harus menjadi bagian proses demokrasi (Jakarta : 

PT.Grafindo,2007), h. 4.  
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Perjumpaan  Gusdur dengan kultur barat yang bersifat liberal, rasional dan sekuler 

menjadi hal menarik yang dapat kita temui dari gagasan-gagasan dan tulisan Gusdur. Namun 

bukan berarti terdapat keceendeerungan pada kultur tertentu. Gusdur tidak terbawa arus suatu 

kultur yang ia lalui namun pada situasi tertentu Gusdur dapat dilihat dari multikultur. 

Sosok Gus Dur seperti yang sekarang ini tentu saja hasil dari pergulatan pemikirannya 

yang panjang, pengalaman dan pengetahuannya yang luas. Gus Dur merupakan gambaran sosok 

dengan pengetahuan pada tradisi keagamaan yang luas dan penguasaan sejarah dunia yang cukup 

memadai sehingga mampu memahami dinamika agama dan modernisasi. Gus Dur adalah suatu 

hubungan seimbang dan timbal balik antara keyakinan keagamaan dan keyakinan sekuler dalam 

berbagai wujud dan manifestasinya dalam proses terus-menerus berbangsa dan bernegara.
18

  

3. Latar Belakang Keagamaan 

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dan didominasi oleh masyarakat 

yang beragama Islam. Islam merupakan agama yang datang paling belakang di Indonesia 

namun mendominasi. Indonesia tak banyak memberi informasi mengenai proses perpindahan 

agama. Akan tetapi, pada saat yang sama, perpindahan agama, terutama di pedalaman Jawa, 

sebenarnya terjadi belum terlalu lama. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa Indonesia 

masih berada dalam proses pengislaman. Pendapat ini sering dikemukakan oleh kaum 

tradisionalis dan juga kaum modernis. Tentu saja hal ini merupakan bagian penting dari etos 

dunia Islam tradisionalis. 

Jombang terletak pada bagain pedalaman Jawa Timur. Kota ini sama jauhnya dari 

Samudra Hindia atau Laut Selatan dan Laut Jawa yang dangkal di sebelah utara. Oleh karena 

itu, selama lebih dari seribu tahun Jombang berfungsi menjadi jalan maritim bebas yang 
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menghubungkan Jawa dengan Sulawesi, Borneo dengan semenanjung Malaya, Sumatra, dan 

bagian-bagian dunia lainnya. Islam pertama-tama mengakar di Jawa pada kota-kota pelabuhan 

yang ramai di pantai utara, sekitar seratus atau dua  ratus kilometer sebelah barat laut 

Jombang. Akan tetapi, di kota-kota      kecil dan di desa-desa pedalaman, tempat dilakukannya 

kegiatan pertanian dan peternakan, pengislaman Jawa, paling tidak selama kedua kakek Gus 

Dur masih hidup, belum selesai. 

 Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan Islam masuk pertama kali di Nusantara. 

Akan tetapi, yang lebih penting adalah bahwa pada umumnya Islam masuk secara damai. 

Dimana tidak akan pernah ada yang tahu dengan rinci bagian sejarah ini dan juga mekanisme 

yang tepat mengenai bagaimana masyarakat di kepulauan-kepuluan di Asia Tenggara berpindah 

agama menjadi muslim. Biasanya orang menganggap bahwa salah satu mekanisme penting 

untuk perpindahan agama adalah terjalinnya hubungan persahabatan dengan para pedagang 

yang belayar kepulauan ini lewat India. 

Kegamaan di Indonesia tidak lepas dari pandangan Jawa dunia yang bersifat mistik. 

Mistik adalah subsistem yang ada dalam hampir semua agama dan sistem religi untuk 

memenuhi hasrat manusia mengalami dan merasakan emosi bersatu denga Tuhan, tasawuf, dan 

suluk, atau hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia yang biasa.  Terdapat suatu 

kelangsungan dimana mistisisme abangan dan kepriayian, yang juga menyertakan unsur-

unsur kepercayaaan pra-Islam, Hindu, Budha, dan agama lokal Jawa, secara bertahap menyatu 

dengan mistisisme sufi ortodoks dari muslim santri. Cendekian Islam liberal seperti Gus Dur dan 

kebanyakan ulama NU terbuka untuk belajar dari tradisi lain, termasuk tradisi-tradisi yang 

terdapat di jantung spiritual Jawa dan Asia Tenggara sebelum datangnya Islam. Hal ini sejalan 

dengan keyakinan yang dianut secara luas oleh kaum tradisionalis bahwa segala sesuatu yang 
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tidak secara jelas diharamkan oleh Al-Qur‟an dan sunnah Nabi, maka hal itu diizinkan selama 

terdapat konsistensi dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur‟an dan 

sunnah Nabi. 

Meski terlahir sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) secara “de jure” keterlibatan 

Gus Dur di Organisasi Islam terbesar di Indonesia itu baru terjadi pada tahun 1979. Atau 

tepatnya setelah berlangsunganya Muktamar NU di Semarang.  Sebelumnya, ia memang sudah 

diminta untuk ikut berperan aktif dalam menjalankan roda jam’iyah NU. Namun, karena merasa 

permintaan itu berlawanan dengan sikapnya sebagai intelektual public yang tak berpihak, dua 

kali ia menolak tawaran untuk bergabung dengan Dewan Penasihat Agama NU. Ia baru bersedia  

bergabung dengan NU setelah kakeknya, Kyai Bisri Syamsuri, meminta untuk ketiga kalinya. 

Gus Dur tak kuasa lagi  menolak dan akhirnnya resmi masuk dalam struktur Pengurus Besar NU 

dengan jabatan Khatib Awal atau Sekretaris I. sejak itu pula Gus Dur kembali ke Jakarta dan 

seterusnya menetap.
19

 

Di awal keterlibatan Gus Dur di NU, banyak orang yang menilai NU sebagai organisasi 

Islam terbesar berada dalam keadaan stagnan. Situasi ini mendorong sejumlah pengurus NU 

utamanya para Katib Am untuk membentuk Tim Tujuh di mana Gus Dur termasuk di dalamnya. 

Tugas Tim ini adalah menyusun blue print untuk mereformasi dan membantu menghidupkan 

kembali jam’iyah NU. Namun, ditengah upaya yang dilakukan tim tujuh itu, pada tanggal 2 Mei 

1982 sejumlah pengurus teras NU bertemu dengan Ketua PBNU Idham Chalid dan  memintanya 

agar mengundurkan diri.  
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2.  Historisnya 

a. Nama dan Gelar 

Gus Dur adalah nama panggilan Abdurrahman Wahid sehari-hari, sebutan Gus 

merupakan kependekan dari “Bagus”, yang menurut budaya pesantren pemilik nama itu 

“berdarah biru” yaitu anak seorang kyai. Tidak akan diberi gelar Gus jika bukan anak kyai. 

Panggilan Gus semula hanya popular di kalangan pesantren di Jawa yang sering dikesankan 

feudal, kini justru menjadi cair, begitu egaliter, demokratis dan terkesan anti-formalisme.
20

 

Nama lengkap Abdurrahman Wahid sebenarnya adalah Abdurrahman ad-Dakhil, namun 

kemudian popular dengan nama Abdurrahman Wahid. Kata yang terakhir diambil dari nama 

ayahnya KH. Wahid Hasyim. Ad-Dakhili sendiri mengandung pengertian “sang penakluk”. 

Penamaan Abdurrahman ad-Dakhili oleh orang tuanya tampaknya tafa’ulan dengan 

Abdurrahman Addakhil (Abdurrahman I) yang pernah  memegang kekuasaan selama 32 tahun 

(726-788) di Spanyol. Abdurrahman Addakhil dalam sejarah Spanyol adalah seorang pelarian 

yang menyebrangi daratan-daratan tandus dan bukit-bukit batu, memasuki negeri sebagai orang 

asing yang tersisih. Akan tetapi, ia kemudian berhasil membangun kekuasaan, kemakmuran 

negeri, menyusun tentara, dan mengatur pemerintahan (Philip K Hitti, dalam buku Beyond The 

Symbols, sejak Antropologis pemikiran dan Gerakan Gus Dur, 2000: 26). 

Abdurrahman Wahid lahid di Deanyar, 7 September 1940, riwayat perjalan hidup anak 

pertama dari enam bersaudara pasangan KH. Wahid Hasyim dan Hajjah Solechah ini ibarat 

lembaran buku yang takkan pernah habis dibbaca. Ia bukan saja seorang ulama, tapi juga 

budayawan, penulis, cendekiawan, pengamat sepakbola, politisi, penikmat seni, humorin, 

penggiat demokrasi, penganjur pluralitas, pembela kaum minoritas, dan banyak lagi. Tak aneh 
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jika banyak orang yang menyebutnya sebagai guru bangsa, tokoh pluralism, bapak demokrasi, 

pahlawan kaum tertindas, bahkan waliyullah. Tidak heran  jika makamnya di kompleks Pondok 

Pesantren Tebu Ireng, Jombang, sejak hari pertama pemakamannya hingga sekarang hamper tak 

pernah sepi dari peziarah yang dating dari berbagai lapisan masyarakat. Abdurrahman Wahid 

adalah seorang guru bangsa yang telah mengajarkan banyak hal kepada kita. Sikapnya yang 

santai, pernyataan-pernyataannya yang tajam mengiris dan kepeduliannya terhadap 

permasalahan bangsa adalah bukti betapa cucu hadratus Syeikh Hasyim Asyari ini seorang yang 

sulit dicari tandingannya saat ini. Ia adalah seorang pejuang yang tahu kapan harus mengibarkan 

bendera perlawanan dan kapan harus berdamai dengan rentangan tangan yang menebarkan 

ukhuwah. Ia seorang totalitas yang sepenuh hidupnya diabdikan untuk agama, bangsa, dan 

negaranya. Abdurrahman Wahid lahir pada hari ke-4 dan bulan ke-8 tahun 1940 menurut 

kalender Islam. Sebagian orang percaya bahwa ia lahir tanggal 4 Agustus. Akan tetapi, kalender 

yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam yang menunjukkan 

pada tanggal 4 Sya’ban yang berarti sama dengan 7 September 1940. 

Saat lahir ia sebenarnya diberi nama Abdurrahman Addakhil. Addakhil diambil dari nama 

seorang pejuang Islam di zaman Bani Umaiyah yang berhasil menaklukkan Spanyol dalam 

rangka mengembangkan agama Islam. Secara harafiah, Addakhil berarti “sang penakluk”. 

Namun, rupanya kata-kata ini tidak cukup dikenal hingga ia kemudian menggantinya dengan 

“Wahid”, mengambil nama  belakang sang ayah. Sejak itulah nama Abdurrahman Wahid 

melekat padanya. Pada perkembangannya kemudian ia justru lebih dikenal dengan nama 

panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kyai 

yang berarti “abang” atau “mas”.
21
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b.  Keluarga 

Gus Dur adalah keturunan Brawijaya IV yaitu Lembu Peteng, dengan melalui dua jalur, 

yakni Ki Ageng Tarub I dan Joko Tingkir. Setelah  menamatkan sekolah rakyat di Jombang, Gus 

Dur melanjutkan ke SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) di Jakarta dan setahun 

kemudian pindah ke Yogyakarta sambil belajat di pesantren Krapyak. Selama di Yogyakarta Gus 

Dur kost di rumah Haji Junaedi, seorang pemimpin lokal Muhammadiyah, yang sedikkit banyak 

dari pergaulannya itu mewarnai kehidupan Gus Dur, terutama dalam memahami perbedaan. 

Abdurrahman Wahid menikah dengan Siti Nuriyyah, gadis asal Tambakberas dan juga 

santrinya sewaktu mengajar di pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Perkawinan 

Abdurrahman Wahid sendiri dilakukan melalui perkawinan wali atau perkawinan jarak jauh, 

tanggal 11 juli 1968, sebagaimana dituturkan dalam horizon, disaat harus melangsungkan 

pernikahan Abdurrahman Wahid masih berada di Mesir, dan untuk kembali ke Indonesia sangat 

tidak memungkinkan. Kyai Bisri-lah yang menjadi wali pengantin lelaki. Sementara resepsi 

perkawinannya baru dilangsungkan sekembalinya Abdurrahman Wahid dari Mesir, tanggal 11 

September 1971. 

Gus Dur lahir dari keluarga terhormat dalam komunitas Muslim jawa Timur. Kakeknya 

adalah KH. Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan pahlawan nasional. Ayahnya, 

KH. Wahid Hasyim, selain seorang ulama, adalah pejuang pergerakan nasional, Menteri Agama 

RI yang pertama (1949), dan pahlawan nasional. Sedangkan kakek dari ibunya, KH. Bisri 

Syamsuri, juga seorang ulama dan pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada 

perempuan. Sementara, ibunya, Ny. Hj. Sholechah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren 

Denanyar, Jombang.
22
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Saat kemunculan di awal tahun 1970-an, lewat gebrakannya pesantren sebagai subkultur, 

juga banyak orang dibikin heran. Selama ini pesantren dipandang lamban beradaptasi dengan 

dunia modern. Terhadap pandangan ini, Abdurrahman Wahid memberi pembelaan bahwa itu 

menandakan kesanggupan sebuah struktur untuk bertahan dan kuatnya ikatan dengan kaum 

du’afah. Menurut Abdurrahman Wahid ini masih dapat berubah, asal pendekatannya tepat, dan 

tentunya memperoleh legitimasi dari para kyai. Dengan kemampuannya, Abdurrahman Wahid 

juga mampu bergaul denga kyai-kyai yang terbilang Khariquladah, karena mereka pada 

hakikatnya menatap dimensi lain dalam hidup, yang tak tampak dengan cara pandang biasa. 

Katakanlah seperti Gus Miek, Kyai Sonhaji, dan Mbah Lien. Abdurrahman Wahid juga mampu 

meneropong figur masing-masing kyai dengan segala macam tipologinya. Sorotan kamera 

Abdurrahman Wahid berhasil melahirkan sebuah buku sosiologi kyai, meminjam istilah 

Mohammad Shobary, dengan judul Kyai Nyentrik Membela Pemerintah. 

Demikian latar belakang kehidupan Abdurrahman Wahid yang perlu diketahui dalam 

rangka untuk mencoba menyimak dan melihat background pemikirannya. Nampaknya dia adalah 

produk dari kombinasi kualitas personal yang khas hidupnya diserap dari lingkungan keluarga 

dan pendidikan yang dilalui sejak masa kanak-kanaknya. Kesimpulan kita dnegan memahami 

sosialisasi yang dilalui dalam hidupnya itu, kita dapat menangkap bahwa dia tidak hanya 

dibesarkan dan berkenalan dengan suatu dunia keIslaman tradisional, meskipun dari segi nasab 

dan waktu belajar formal, tradisi ini yang paling dominan, tetapi sebenarnya lebih dari itu, dia 

adalah produk pengalaman hidup yang amat kaya dengan berbagai persentuhan nilai-nilai 

kultural yang kemudian secara dialektis mempengaruhi pemikirannya. 
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B. Karir Intelektual 

Gus Dur memulai pendidikan dasarnya dengan bersekolah di SD KRIS sebelum akhirnya 

pindah ke SD Matraman Perwari. Berbeda dengan anak-anak lainnya, masa kecil Gus Dur 

ternyata tak hanya diisi dengan bermain. Untuk memperluas pengetahuannya, sejak kecil ia telah 

diajarkan membaca apa saja oleh ayahnya. Baik buku-buku agama, majalah, Koran, bahkan 

buku-buku non-Muslim. Kebiasaan membaca itulah yang kemudian mendorongnya menjadi 

seorang kutu buku. Tak heran jika sejak masih belia Gus Dur sudah memakai kacamata dan 

menyebabkannya gagal jadi tentara.  

Tahun 1954 ia masuk Sekolah Menengah Pertama dan tidak naik kelas. Oleh ibunya Gus 

Dur kemudian dikirim ke  Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya. Tahun 1957 ia lulus 

SMEP Yogyakarta, lalu pindah ke Magelang untuk memulai pendidikan pesantren Tegalrejo. 

Disinilah bakat Gus Dur tampak berkembang. Ia menyelesaikan pendidikan pesantren dalam 

waktu hanya dua tahun dari yang semestinya empat tahun. Setelah lulus SMEP pada tahun 1957, 

Gus Dur memasuki dunia pendidikan agama secara intensif, Gus Dur masuk pesantren Tegal 

rejo, Magelang, Jawa Tengah, dibawah bimbingan Kyai Chudhori, Gus Dur mulai, melakukan 

ziarah ke bbeberapa kuburan keramat para wali di Jawa. Hal ini dilakukan dengan ritual dan 

waktu tertentu, misalnya dengan menggunakan hitungan hari arab  yang digabung dengan 

hitungan Jawa seperti Jumat Legi. Pada hari kamis malam, Gus Dur mengunjungi kuburan di 

candimulyo untuk membaca alQur’an dan berdoa disana. Semua merupakan pengalaman yang 

memperdalam dimensi spiritual Gus Dur. Setelah dua tahun bersama Kyai Chudhori, Gus Dur 

kembali ke Jombang dan tinggal di Pesantren Tambak Beras, di Tambak Beras Gus Dur telah 

menjadi seorang ustadz yang berarti santri senior yang juga mengajar. 
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Pada tahun 1959, ia pindah ke pesantren Tambakberas di Jombang dan kemudian nyantri 

lagi di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Di Tambakberas, selain melanjutkan 

pendidikannya, Gus Dur juga sempat menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan 

kemudian diangkat menjadi kepala sekolah madrasah. Pada saat yang sama Gus Dur juga nyambi 

bekerja sebagai penulis untuk majalah sastra “Horizon” dan majalah kebudayaan “Budaya Jaya”. 

Tahun 1963,  Pada usia 22 tahun, Gus Dur berangkat menuju Mekkah untuk menunaikan 

ibadah haji sekaligus melanjutkan studinya di Timur Tengah. Gus Dur memilih melanjutkan di 

Universitas Al-Azhar, salah satu Universitas terkenal di Mesir.Gus Dur menerima beasiswa dari 

Kementerian Agama RI untuk belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada Departemen of 

Higher Islamic and Arabic Studies. Pada bulan November 1963 ia pun berangkat ke Mesir. 

Namun, meski mahir berbahasa Arab, ia diberitahu oleh pihak universitas bahwa harus 

mengambil kelas remedial terlebih dahulu sebelum belajar Islam dan bahasa Arab. Gus Dur  

terpaksa mengambil kelas tersebut karena tidak mampu memberi buku bahwa ia memiliki 

kemampuan berbahasa Arab. 

Namun, di Mesir, Gus Dur rupanya lebih memilih sebagai penikmat hidup ketimbang 

sebagai pelajar yang serius. Kabarnya ia tidak hanya gemar menonton film produksi Eropa dann 

Amerika sepakbola. Walau demikian, ia terlibat aktif dalam Asosiasi Pelajar Indonesia di Mesir 

dan menjadi penulis untuk majalah asosiasi tersebut. Pada akhir 1964, ia berhasil lulus kelas 

remedial Arabnya. Namun, ketika ia memulai belajarnya dalam studi Islam dan materi yang 

diberikan sudah banyak ia pelajari dan ia menolak metode belajar yang digunakan universitas. 

Di Mesir Gus Dur sempat pula dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia 

bekerja di kedutaan itulah peristiwa Gerakan 30 S/PKI terjadi. Dalam upaya penumpasan 

Komunis, Mayor Jendral Soeharto yang menangani situasi di Jakarta memerintahkan Kedutaan 
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Besar Indonesia di Mesir untuk melakukan investigasi terhadap pelajar Indonesia di Negara itu 

dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini ditindaklanjuti pihak kedutaan 

dan Gus Dur ditugaskan menuliskan laporan. 

Pekerjaaanya pasca peristiwa G 30 S/PKI dan ketidaksetujuannya terhadap metode 

pendidikan di Universitas Al-Azhar rupanya sangat membuat Gus Dur tidak nyaman. Studinya di 

Al-Azhar gagal dan pada tahun 1966 ia diberitahu pihak universitas untuk mengulang pelajaran. 

Pada saat bersamaan, ia menerima beasiswa dari Universitas Baghdad. Gus Dur pun memilih 

pindah ke Irak dan masuk fakultas Sastra dab kebudayaan Arab di Universitas Baghdad. 

Universitas inilah yang menyelamatkan pendidikan pra sarjana Gus Dur. Apalagi ia ternyata 

sangat menikmati lingkungan barunya. Jadi, meskipun lalai pada awalnya, Gus Dur dengan cepat 

mengejar ketertinggalannya. Di Baghdad, ia juga masih meneruskan keterlibatannya dalam 

Asosiasi Pelajar Indonesia dan secara rutin menulis untuk majalah asosiasi tersebut. 

Tahun 1970, Gus Dur menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad. Ia 

kemudian pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya di Universitas Leiden. Namun, 

saying sekali ternyata kualifikasi-kualifikasi mahasiswa dari Timur Tengah tidak diakui di 

universitas-universitas Eropa. Inilah yang memotivasi Gus Dur pergi ke Mc Gill University, 

Kanada, untuk mempelajari kajian-kajian keislaman secara mendalam. Namun pada akhirnya, ia 

memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah terilhami berita-berita menarik sekitar 

perkembangan dunia pesantren, termasuk berita hangat tentang politik tanah air.
23

 Sembari itu, ia 

bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial 

(LP3ES), yakni sebuah organisasi yang terdiri dari kaum intelektual Muslim progresif dan sosial 
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demokrat. LP3ES mendirikan majalah yang disebut “Prisma” dan Gus Dur menjadi salah satu 

contributor utama majalah tersebut.
24

  

C. Analisis terhadap karya-karyanya 

 

Gus Dur dikenal sebagai peneliti yang produktif sejak muda. Banyak karya tulisnya yang 

dihasilkan dalam bentuk makalah yang kemudian dikumpulkan dan diedit ulang dan diterbitkan 

dalam bentuk buku yang banyak diterbitkan oleh LKiS Yogyakarta dan The Wahid Institute 

Jakarta. Disamping itu, ia juga menerjemahkan karya peneliti lain, memberikan pengantar pada 

buku-buku karya orang lain, dan membuat tulisan lepas yang tersebar di berbagai media massa, 

seperti surat kabar dan majalah, di antaranya Kompas, Media Indonesia, Prisma, Tempo, Ulumul 

Qur’an,majalah pesantren, dan lain-lain. Dalam bentuk buku, di antaranya: 

a. Bunga Rampai Pesantren 1970. Buku ini merupakan pemaoaran Gus Dur atas 

pemahaman fikih yang berkembang di pesantren dengan tantangan realitas kehidupan 

yang sedang berubah. Dalam buku ini tampaknya Gus Dur ingin menjelaskan kepada 

dunia luar tentang Islam di dunia pesantren dalam wacana Islam modern. Pada era 

tahun 1970-an, pesantren masih dianggap tertinggal jika disbanding dengan 

pendidikan di luar pesantren. 

b.  Muslim di Tengah Pengumulan 1981. Buku ini berupa bunga rampai kumpulan 

karangan, diterbitkan oleh Lembaga Pembangunan Nasional (Lepanas). Pada buku 

yang kedua ini, Gus Dur lebih menitikberatkan pada peran dan tanggung jawab Islam 

dalam kaitannya dengan isu-isu pembangunan yang dihadapinya. Dalam buku ini Gus 

Dur ingin menceritakan bahwa peran agamawan sangat penting untuk ikut 

membangun masyarakat. Untuk itu, mereka harus memulai dari pemahaman yang 
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benar akan keadaan masyarakat dan keadaan yang dialami oleh sebagian besar bangsa 

ini. 

c. Kiai Nyentrik Membela Pemerintah 1997. 

d. Tuhan Tidak Perlu Dibela. Buku ini mengajak kepada para pembaca untuk 

memikirkan persoalan-persoalan kenegaraan, kebudayaan, dan keislaman. Terkait 

dengan agama, buku ini mempersoalkan fenomena agama dan kekerasan politik yang 

belakangan ini banyak terjadi. Agama dan kekerasan politik menjadi perhatian serius 

Gus Dur. Menurut Gus Dur, kekerasan politik merupakan akibat dari perilaku kaum 

fundamentalis agama yang berakar dari fanatisme sempit. 

e. Citran dan Fakta, terjemahan dari buku Seyyed Hossein Nasr, yang diterbitkan oleh 

Lembaga Pembangunan Nasional. 

f. Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi 2006, yang 

diterbitkan oleh The Wahid Institute. Buku ini berupa kumpulan esai-esai Gus Dur 

pascalengser dari Presiden, dan sebagian dari tulisan-tulisan yang sudah pernah 

diterbitkan oleh beberapa media masssa seperti Kompas dan media lainnya. 

g. Pengantar sejumlah buku, seperti Nahdlatul Ulama, Tradisional Islam, and 

Modernity In Indonesia yang diedit Greg Barton dan Greg Fealy; Kitab Kuning, 

Pesantren, dan Tarekat karya Martin van Bruinessen; “Hassan Hanafi dan 

Eksperimentasinya”, dalam Islam Kiri, Antara Modernism dan Postmodernisme: 

Telaah Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi karya Kazuo Shimogaki; dan Nahdlatul 

Ulama dan Pancasila karya Einar M. Sitompul. 
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h. Tulisan-tulisan Gus Dur lainnya banyak tersebar di majalah dan surat kabar, seperti 

Aula, Prisma, Santri, Studi Islamika, dan Kompas.25      

Diantara karya-karya Gus Dur  adalah Islamku, Islam Anda, Islam Kita 2006: Mengurai 

Hubungan Agama dan Negara 1999, Gus Dur  Menjawab Kegelisahan Rakyat 2007, Pergulatan  

Negara, Agama, dan  Kebudayaan 2001, Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia & 

Transformasi Kebudayaan 2007: Mengatasi Krisis Ekonomi, Membangun Ekonomi Kelautan: 

Tinjauan Sejarah dan Perspektif Ekonomi 2004, menggerakkan tradisi: Esai-esai Pesantren 2001: 
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1. Sembilan Nilai Utama Abdurrahman Wahid 

Sembilan nilai utama Gus Dur adalah nilai-nilai yang mengilhami perjuangan Gus Dur 

dan dominan dalam setiap sepak terjangnya. Nilai-nilai ini dihasilkan dari pertemuan  

symposium pemikiran Gus Dur yang dihadiri keluarga, sahabat-sahabat dan murid Gus Dur. 

Adapun Sembilan nilai utama Gus Dur antara lain: 
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Abdurrahman Wahid, Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 315-316.  
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a. Ketauhidan 

Ketauhidan bersumber dari keimanan kepada Allah sebagai yang Maha Ada, satu-satunya 

Dzat hakiki yang Maha Cinta Kasih, yang disebut dengan berbagai nama. Ketauhidan didapatkan 

lebih dari sekedar diucapkan dan dihafalkan, tetapii juga disaksikan dan disingkapkan. 

Ketauhidan menghujamkan kesadaran terdalam bahwa Dia adalah sumber dari segala sumber 

dan rahmat kehidupan di jagad raya. Pandangan ketauhidan menjadi poros nilai-nilai ideal yang 

diperjuangkan Gus Dur melampaui kelembagaan dan birokrasi agama. Ketauhidan yang bersifat 

ilahi itu diwujudkan dalam perilaku dan perjuangan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan 

dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. 

b. Kemanusiaan 

Kemanusiaan bersumber dari pandangan ketauhidan bahwa manusia adalah mahluk 

Tuhan paling mulia yang dipercaya untuk mengelola dan memakmurkan bumi.  Kemanusiaan 

merupakan cerminan sifat-sifat ketuhanan. Kemuliaan yang ada dalam diri manusia 

mengharuskan sikap untuk saling menghargai dan menghormati.  Memuliakan manusia berarti 

memuliakan penciptanya, demikian juga merendahkan dan menistakan manusia berarti 

merendahkan dan menistakan Tuhan Sang Pencipta. Dengan pandangan inilah, Gus Dur 

membela kemanusiaan tanpa syarat. 

c. Keadilan 

 Keadilan bersumber dari pandangan bahwa martabat kemanusiaan hanya bisa dipenuhi 

dengan adanya keseimbangan, kelayakan, dan kepantasan dalam kehidupan masyarakat. 

Keadilan tidak sendirinya hadir di dalam realitas kemanusiaan dan karenanya harus 

diperjuangkan. Perlindungan dan pembelaan pada kelompok masyarakat yang diperlakukan tidak 

adil, merupakan tanggungjawab moral kemanusiaan. Sepanjang hidupnya, Gus Dur rela dan 
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mengambil tanggungjawab itu, ia berpikir dan berjuang untuk menciptakan keadilan di tengah-

tengah masyarakat. 

d. Kesetaraan  

Kesetaraan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang 

sama di hadapan Tuhan. Kesetaraan meniscayakan adanya perlakuan yang adil, hubungan yang 

sederajat, ketiadaan diskriminasi dan subordinasi, serta marjinalisasi dalam masyarakat. Nilai 

kesetaraan ini, sepanjang kehidupan Gus Dur, tampak jelas ketika melakukan pembelaan dan 

pemihakan terhadap kaum tertindas dan dilemahkan, termasuk di dalamnya adalah kelompok 

minoritas dan kaum marjinal. 

e. Pembebasan 

Pembebasan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki tanggungjawab 

untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan, untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk 

belenggu. Semangat pembebasan hanya dimiliki oleh jiwa yang merdeka, bebas dari rasa takut, 

dan otentik. Dengan nilai pembebasan ini, Gus Dur selalu mendorong dan memfasilitasi 

tumbuhnya jiwa-jiwa merdeka yang mampu membebaskan dirinya dan manusia lain. 

f. Persaudaraan 

Persaudaraan bersumber dari prinsip-prinsip penghargaan atas kemanusiaan, keadilan, 

kesetaraan, dan semangat menggerakkan kebaikan. Persaudaraan menjadi dasar untuk 

memajukkan peradaban. Sepanjang hidupnya, Gus Dur memberi teladan dan menekankan 

pentingnya menjungjung tinggi persaudaraan dalam masyarakat, bahkan terhadap yang berbeda 

keyakinan dan pemikiran. 
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g. Kesederhanaan 

Kesederhanaan bersumber dari jalan pikiran substansial, sikap dan perilaku hidup yang 

wajar dan patut. Kesederhanaan menjadi konsep kehidupan yang dihayati dan dilakoni sehingga 

menjadi jati diri. Kesederhanaan menjadi budaya perlawanan atas sikap berlebihan, materialistis, 

dan koruptif. Kesederhanaan Gus Dur dalam segala aspek kehidupannya menjadi pembelajaran 

dan keteladanan. 

h. Keksatriaan 

Keksatriaan bersumber dari keberanian untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-

nilai yang diyakini dalam mencapai keutuhan tujuan yang ingin diraih. Proses perjuangan 

dilakukan dengan mencerminkan integritas pribadi: penuh rasa tanggung jawab atas proses yang 

harus dijalani dan konsekuensi yang dihadapi, komitmen yang tinggi serta istiqomah. 

Keksatriaan yang dimiliki Gus Dur mengedepankan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani 

proses, seberat apapun, serta dalam menyikapi hasil yang dicapainya. 

i. Kearifan Tradisi 

Kearifan tradisi bersumber dari nilai-nilai sosial-budaya yang berpijak pada tradisi dan 

praktik terbaik kehidupan masyarakat setempat. Kearifan tradisi Indonesia di antaranya berwujud 

dasar negara Pancasila, Konstitusi UUD 1945, prinsip Bhineka Tunggal Ika, dan seluruh tata 

nilai kebudayaan Nusantara yang beradab. Gus Dur menggerakkan kearifan tradisi dan 

menjadikannya sebagai sumber gagasan dan pijakan sosial-budaya-politik dalam membumikan 

keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, tanpa kehilangan sikap  terbuka dan progresif terhadap 

perkembangan peradaban.
27
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Gusdurian, Kelas Pemikiran Gus Dur , h. 1-4. 
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BAB III 

PEMIKIRAN KEBANGSAAN ABDURRAHMAN WAHID 

A. Pandangan Islam tentang Kebangsaan 

Hal penting dari pembicaraan tentang Negara adalah hubungan Negara dengan agama. 

Hubungan agama dan Negara dalam konteks dunia Islam masih menjadi perdebatan yang 

intensif di kalangan para pakar muslim hingga saat ini. Menurut Azyumardi Azra, perdebatan itu 

telah berlangsung sejak hampir satu abad, dan masih berlangsung hingga saat ini. Menurut Azra, 

ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan Negara dalam Islam disulut oleh hubungan 

yang agak canggung antara Islam dan Negara. Berbagai eksperimen telah dilakukan untuk 

menyelaraskan antara agama dan Negara dengan konsep dan kultur politik masyarakat muslim.  

Perdebatan Islam dan Negara berangkat dari pandangan dominan Islam sebagai sebuah 

sistem kehidupan yang menyeluruh, yang mengatur semua kehidupan manusia, termasuk 

persoalan politik. Dari pandangan Islam sebagai agama yang komprehensif ini pada dasarnya 

dalam Islam tidak terdapat konsep pemisahan antara agama dan politik. Argumentasi ini sering 

dikaitkan dengan posisi Nabi Muhammad saw di Madinah. Di kota hijrah, Nabi Muhammad saw 

berperan ganda, sebagai pemimpin agama sekaligus sebagai kepala Negara yang memimpin 

sebuah sistem pemerintahan awal Islam yang, oleh kebanyakan pakar, dinilai sangat modern di 

masanya. 

Posisi ganda Nabi Muhammad saw di kota Madinah disikapi beragam oleh kalangan ahli. 

Secara garis besar perbedaan pandangan ini bermuara pada apakah Islam identik dengan Negara 

atau sebaliknya Islam tidak meninggalkan konsep yang tegas tentang bentuk Negara, mengingat  

sepeninggalan Nabi Muhammad saw tak seorang pun dapat menggantikan peran ganda Beliau, 

sebagai pemimpin dunia yang sekuler dan sekaligus penerima wahyu Allah swt. 
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Indonesia dikenal sebagai Negara muslim terbesar di dunia. Uniknya, Indonesia bukanlah 

sebuah Negara Islam. Dari keunikan tersebut terdapat perdebatan pola hubungan Islam dan 

Negara di Indonesia merupakan perdebatan politik yang tidak kunjung selesai. Perdebatan soal 

pola hubungan Islam dan Negara ini telah muncul dalam perdebatan publik sebelum Indonesia 

merdeka.  

Hubungan Islam dan Negara modern secara teoretis dapat diklarifikasikan ke dalam tiga 

pandangan: 

1. Paradigma Integralistik 

Paradigma integralistik hampir sama persis dengan pandangan Negara teokrasi. 

Paradigma ini menganut paham dan konsep agama dan Negara merupakan suatu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu. Paham ini juga 

memberikan penegasan bahwa Negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga 

agama. Konsep ini menegaskan kembali bahwa islam tidak mengenal pemisahan antara agama 

dan politik atau Negara.  

Dalam pergulatan islam dan Negara modern, pola hubungan integratif ini kemudian 

melahirkan konsep tentang agama dan Negara, yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan diatur 

dengan menggunakan hokum dan prinsip keagamaan. Dari sinilah kemudian paradigm 

integralistik identic dengan paham islam sebagai agama dan Negara, yang sumber hokum 

positifnya adalah hokum islam. Paradigma integralistik ini antara lain dianut oleh Negara 

kerajaan Saudi Arabia dan penganut paham Syi‟ah di Iran. Kelompok pencinta Ali r.a. ini 

menggunakan istilah Imamah  sebagaimana dimaksud dengan istilah dawlah yang banyak 

dirujuk kalangan Sunni. 

2. Paradigma Simbiotik 
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Menurut paradima simbiotik, hubungan agama dan Negara berada pada posisi saling 

membutuhkan dan bersifat timbal balik (simbiosis mutualita). Dalam pandangan ini, agama 

membutuhkan Negara sebagai instrument dalam melestraikan dan mengembangkan agama. 

Begitu juga sebaliknya, Negara juga memerlukan agama sebagai sumber moral, etika, dan 

spiritualitas warga negaranya. 

Paradima simbiotik tampak bersesuaian dengan pandangan Ibnu Taimiyah tentang 

Negara sebagai alat agama diatas. Dalam kerangka ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa 

adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling 

besar, karena tanpa kekuasaan Negara, maka agama tidak bisa berdiri tegak. Pendapat Ibnu 

Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara agama dan Negara merupakan dua entitas yang 

berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigm 

ini tidak saja berasal dari adanya kontrak sosial, tetapi bisa diwarnai oleh hokum agama. Dengan 

kata lain, agama tidak mendominasi kehidupan bernegara, sebaliknya ia menjadi sumber moral 

bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Model pemerintahan Negara Mesir dan Indonesia 

dapat digolongkan kepada kelompok paradigm ini. 

3. Paradima Sekularistik  

Paradima sekularistik beranggapan bahwa ada pemisahan yang jelas antara agama dan 

Negara.  Agama dan Negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki 

garapan masing-masing. Sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama 

lain melupakan intervensi. Negara adalah urusan politik, sementara agama merupakan wilayah 

pribadi masing-masing warga Negara.
1
 

                                                 
1
Ubeidillah, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), h. 

130-134. 
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Agama sebagai institusi budi dan keluhuran manusia, yang diturunkan Tuhan dari langit, 

dalam kenyataannya juga seringkali malah memperparah krisis atau konflik akibat paradigm dan 

perilaku keagamaan orang-orang tertentu yang tidak toleran dan mencintai dengan kekerasan 

atau kekejaman. Agama tidak sekadar lagi sebagai candu, sebagaimana tudingan Marx, tetapi 

telah berubah menjadi mesin jagal, pabrik terror. Di sinilah, baik Negara maupun kalangan 

agamawan, mesti turun tangan membendung paham keagamaan yang berbahaya semacam itu. 

Masyarakat harus diproteksi dari paham yang demikian, sebab apa yang kelompok-kelompok 

teroris agama itu sebut sebagai “perjuangan suci” ,sesungguhnya lebih bernuansa politik, 

ketimbang bermotif spristualistik, transenden, ruhaniah. Di situ nampak bahwa agama akhirnya 

tidak hadir sebagai alat pembebasan, melainkan sebagai senjata pembunuh, api pembakar, dan 

kekuatan yang menindas. Padahal, sesungguhnya agama diturunkan ke muka bumi semata-mata 

untuk memuliakan kehidupan.
2
 

Islam pada awalnya hanya sebagai sebuah agama yang bersifat doktrin teologis, 

mengajarkan manusia tentang keimanan. Namun seirama dengan perkembangan penganutnya, 

Islam kemudian menjadi kekuatan ideologi dan politis yang nilai-nilainya dijadikan sebagai basis 

dan sumber kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3
 

Negara Madinah merupakan sebuah contoh sistem pemerintahan yang pernah dibangun 

oleh Nabi Muhammad saw berdasarkan sistem dan nilai yang diajarkan oleh agama Islam. Di 

dalamnya hadir berbagai macam suku, etnis, dan agama dimana mereka dapat hidup bersama dan 

bersesama di bawah ikatan konstitusi Madinah (Piagam Madinah). Sistem pemerintahan yang 

dijalankan Nabi dan para sahabat pada masa itu, oleh Robert N. Bellah dianggap sebagai 

melampaui zaman. Ini disebabkan sistem yang dibangun belum ditemukan di wilayah lainnya, 

                                                 
2
Alto Makmuralto, Dalam Diam Kita Tertindas (Gowa: Liblitera Institute, 2014), h. vi-vii. 

3
Barsihannor, Islam di Jendela Langit (Sungguminasa: Neratja Press, 2019), h. 85. 
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bahkan untuk masyarakat Arab sendiri, sistem ini terbilang sangat baru, karena itulah sistem 

pemerintahan ini hanya bertahan hingga khalifah ke 4, setelah itu pemerintahan Islam kembali 

monarchi (kerajaan). Nabi hanya membangun prinsip-prinsip dalam bernegara yang prinsip itu 

anatara lain. 

a. Prinsip Musyawarah 

Musyawarah merupakan prinsip pertama dalam tata aturan politik Islam. Artinya 

penentuan kebijaksanaan pemerintah dalam sistem pemerintahan Islam harus berdasarkan atas 

kesepakatan musyawarah. Prinsip ini sesuai dengan ayat al-Qur‟an dalam surat Ali Imran ayat 

159. 

Musyawarah merupakan ketetapan dasar yang amat prinsip dalam sistem politik Islam. 

Rasulullah saw mencontohkan tatacara ini dengan para sahabatnya dengan segala urusan. Ini 

berarti bahwa setiap pemimpin pemerintahan (penguasa, pejabat, atau imam) harus selalu 

bermusyawarah dangan pengikut atau dengan umatnya, sebab musyawarah merupakan media 

pertemuan sebagai pendapat dan keinginan dari kelompok orang-orang yang mempunyai 

kepentingan akan hasil keputusan itu. Dengan musyawarah itu pula semua pihak ikut terlibat 

dalam menyelesaikan persoalan, dengan demikian hasil musyawarah itupun akan diikuti mereka, 

karena merasa ikut menentukan dalam keputusan itu sudah barang tentu materi musyawarah itu 

terbatas pada hal-hal yang sifatnya bukan merupakan perintah Allah yang sudah dijelaskan 

dalam wahyu-Nya. 

b. Prinsip keadilan 

Prinsip keadilan banyak sekali ditemukan dalam al-Qur‟an yang memerintahkan berbuat 

adil dalam segala aspek kehidupan manusia. Islam memerintahkan manusia untuk berbuat adil, 

dan Islam mengancam dengan sanksi hokum bagi orang-orang yang berbuat sewenang-wenang. 
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Jadi kedudukan prinsip keadilan dalam sistem pemerintahan Islam harus menjadi alat pengukur 

dari nilai-nilai dasar atau nilai-nilai sosial masyarakat yang tanpa dibatasi kurun waktu. 

Dijadikannya keadilan sebagai prinsip politik Islam mengandung suatu konsekuensi bahwa para 

penguasa atau penyelenggara pemerintahan harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan juga 

berlaku adil terhadap suatu perkara yang dihadapi. Penguasa harus adil dan mempertimbangkan 

beberapa hak warganya dan juga mempertimbangkan kebebasan berbuat bagi warganya 

berdasarkan kewajiban yang telah mereka laksanakan. 

c. Prinsip Kebebasan 

Prinsip kebebasan sangat diperhatikan oleh Islam, yang dimaksud disini kebebasan bagi 

warganya untuk dapat melakukan kewajiban sebagai warga negara, tetapi kebebasan di sini 

mengandung makna yang lebih positif, yaitu kebebasan bagi warga negara untuk memilih 

sesuatu yang lebih baik, seperti kebebasan berpikir untuk menentukan mana yang baik dan mana 

yang buruk, sehingga proses berpikir ini dapat melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan 

hasil pemikirannya. 

d. Prinsip persamaan 

Prinsip ini mengisyaratkan bahwa “setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak 

yang sama, juga mempunyai persamaan mendapat kebebasan, tanggung jawab, tugas-tugas 

kemasyarakatan tanpa diskriminasi rasial, asal-usul, bahasa dan keyakinan. Dengan prinsip ini 

sebenarnya tidak ada rakyat yang diperintah secara sewenang-wenang, dan tidak ada penguasa 

yang memperbudak rakyatnya karena ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

penguasa. 

e. Prinsip Pertanggungjawaban dari Pemimpin Pemerintah  
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Jika seorang pemimpin pemerintahan melakukan hal yang cenderung merusak atau 

menuruti kehendak sendiri maka umat berhak memperingatkannya agar tidak meneruskan 

perbuatannya itu, sebab pemimpin tersebut telah meninggalkan kewajibannya untuk menegakkan 

kebenaran dan menjauhi perbuatan yang munkar. Jika pemimpin tersebut tidak mengabaikan 

tanggungjawab sebagai pemimpin pemerintahan, karena penguasa di dunia ini merupakan 

khalifah yang menjalankan amanat Allah swt, maka tindakan penyalahgunaan jabatan seperti 

berjalan di atas jalan yang dilaknat Allah swt, menindas rakyat, melanggar perintah al-Qur‟an 

dan sunnah, maka pemimpin tersebut berhak diturunkan dari jabatannya. 

Membangun sebuah tatanan kehidupan masyarakat sipil Islam dengan symbol simbolisasi 

agama, tetapi diperlukan langkah nyata dan implementasi nilai-nilai Islam yang menjunjung 

tinggi semangat demokrasi, keadilan, kejujuran, kebersamaan, kepedulian, kasih sayang 

sebagaimana yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad saw. Kita belum menemukan partai 

politik yang emmang ingin memperjuangkan aspirasi umat Islam, yang ada hanyalah partai yang 

bersimbol Islam. 

Berbicara politik tidak lepas dari demokrasi, karena diantara ruh politik itu juga adalah 

demokraasi dan sejauh mana penerapan demokrasi dilaksanakan dalam sebuah sistem politik. 

Qasim Mathar menulis: 

“Demokrasi sebagai bagian dari pembicaraan mengenai politik, dengan sendirinya dapat 

pula dilihat dari sudut pandang ajaran Islam. Pada dasarnya, di kalangan penganut Islam, 

terdapat dua pandangan terhadap demokrasi, yaitu yang menerima karena itu, mendorong 

proses demokratisasi berlangsung secara terus menerus, dan yang menolak, karena itu 

bersikap saangat kritis terhadap setiap proses demokratisasi. Adapun pandangan yang 

menolak demokrasi ada dua versi. Versi pertama, demokrasi ditolak secara keseluruhan 

karena berlawanan dengan dalil-dalil Islam. Versi kedua, aspek tertentu dari demokrasi 

ditolak dan yang lainnya diterima. Hizbut Tahrir, suatu organisasi dan gerakan politik 

Islam, adalah contoh kalangan islam menurut versi pertama, sedangkan kaum Syiah 

merupakan contoh kalangan Islam versi kedua. 
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Menurut Qasim Mathar, sistem demokrasi masih merupakan pilihan terbaik di dalam 

penyelenggaraan Negara. Dalam sistem demokrasi, agama apa pun mendapat ruang untuk dianut 

secara merdeka tanpa tekanan. Dalam sistem demokrasi, semua penganut agama harus rela 

mendapat koreksi dari berbagai pihak, dan itu berarti, agama dalam sistem demokrasi bisa 

berkembang kea rah yang lebih benar menurut tuntutan sejati dari agama itu sendiri, yakni 

menyampaikan kebenaran-kebenaran. Formalisasi agama ke dalam Negara, bukan hanya akan 

mengundang konflik internal penganut agama yang sama, tetapi lebih luas lagi ialah  konflik 

lintas penganut agama yang berbeda.
4
  

Di dalam firman Allah Q.S An-Nisa/4:59 : 

                           

                             

Terjemahnya:   

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di 

antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya.
5
 

Menurut Mushthafa al-Maraghi ayat tersebut memerintahkan kepada orang-orang yang 

beriman agar mematuhi Allah dan mengamalkan kitab-Nya, serta mematuhi Rasul karena dialah 

yang menjelaskan kandungan kitab tersebut kepada umat manusia, juga mematuhi Ulil Amri 

yang meliputi pemerintah, para hakim, para ulama, panglima perang, tokoh-tokoh terkemuka dan 

lainnya, tempat di mana umat manusia mengambil rujukan dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya.
6
 

                                                 
4
Barsihannor, Islam di Jendela Langit (Sungguminasa: Neratja Press, 2019), h. 85-94. 

5
Kementerian Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 87. 

6
Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi (Jilid, III; Beirut: Dar al-Fikr), h. 72. 
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Menaati Allah dan Rasul-Nya itu bersifat mutlak dan tanpa syarat. Sedangkan menaati 

Ulil Amri mensyaratkan agar Ulil Amri dimaksud menunjukkan sikap amanah, tidak menyalahi 

perintah Allah dan Rasul-Nya yang diketahui secara mutawatir, serta pendapat-pendapatnya 

diakui dan disepakati oleh kebanyakan umat. 

Al-Qur‟an dan Sunnah yang selanjutnya menjadi sumber rujukan utama ajaran Islam itu 

mengandung nilai-nilai luhur yang harus ditegakkan. Penegasan atas nilai-nilai luhur dalam 

berbagai aspek kehidupan itu selanjutnya menjadi cita-cita Islam. Hasil studi mendalam yang 

dilakukan para ahli tentang cita-cita Islam yang terdapat dalam al-Qur‟an dan Sunnah dalam 

hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan umat manusia menunjukkan sebagai berikut: 

1. Bidang sosial 

Islam mencita-citakan suatu masyarakat yang egaliter, yaitu masyarakat yang didasarkan 

atas kesetaraan atau kesederajatan sebagai makhluk Tuhan. Atas dasar ini kedudukan dan 

kehormatan manusia di hadapan Tuhan dan manusia lainnya bukan didasarkan atas perbedaan 

suku bangsa, golongan, bahasa, warna kulit, pangkat, keturunan, harta benda, tempat tinggal, dan 

lain sebagainya, melainkan atas ketakwaannya kepada Tuhan dan darma baktinya bagi 

kemanusiaan. Sebaagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S al-Hujurat/49: 13 

                                   

             

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.”
7
 

 

                                                 
7
Kementerian Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 517. 
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2. Bidang Politik 

Islam mencita-citakan suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang adil, jujur, 

amanah, demokratis, dan kredible, sehingga yang bersangkutan tidak menyalahgunakan 

kekuasaannya, dan terus berupaya menciptakan kemakmuran bagi masyarakat, serta mendengar 

dan memperhatikan hati nurani masyarakat yang dipimpinnya. 

3. Bidang Ekonomi 

Islam mencita-citakan keadaan ekonomi yang didasarkan pada pemerataan, anti 

monopoli, saling menguntungkan, tidak saling merugikan seperti menipu, mencuri, dan 

sebagainya. Sebagaimana dalam Q.S al-Hasyr/59: 7 

                           

                                

                    

Terjemahnya: 

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta 

benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, 

kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam 

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara 

kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya 

bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat 

keras hukumannya.”
8
 

 

4. Bidang Hubungan Sosial antara umat Islam dan Makhluk lainnya 

Islam mencita-citakan suatu keadaan masyarakat yang didasarkan pada ukhuwah yang 

kokoh, yakni Ukhuwah Islamiyah, yang memungkinkan terjadinya hubungan yang harmonis dan 

saling membantu antara sesama manusia dan sesame makhluk Tuhan lainnya. 

                                                 
8
 Kementerian Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 546. 
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5. Bidang Hukum 

Islam mencita-citakan tegaknya supremasi hokum yang didasarkan pada keadilan, tidak 

pilih kasih, manusiawi, konsisten, dan obyektif yang diarahkan kepada melindungi seluruh aspek 

hak asasi manusia yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk memiliki dan 

memanfaatkan harta, hak untuk memiliki keturunan, dan hak untuk mengembangkan cita-cita 

dan mengisi otaknya. 

6. Bidang Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan 

Islam mencita-citakan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, berlangsung 

seumur hidup, dilakukan di mana saja, menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang 

sesuai dengan tingkat perkembangan usia, tidak mengakui adanya dikhotomi atara ilmu agama 

dan ilmu non-agama, dan dilakukan untuk tujuan agar manusia menjadi khalifah di muka bumi 

dalam rangka ibadah kepada Allah swt.
9
 

Di  kalangan umat  Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran  tentang hubungan   antara    

Islam   dan   ketatanegaraan.   Aliran   pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-

mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan 

Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sem- puma dan yang lengkap dengan 

pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bemegara. Para pcnganut 

aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa: 

a. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalam- nya terdapat pula antara lain sistem 

ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bemegara umat Islam hendaknya kembali 

kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem 

ketatanegaraan Barat. 

                                                 
9
Abuddin Nata, Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2001), h. 1-4. 
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b. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus dite- ladani adalah sistem yang telah 

dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan oleh empat Al-Khulafa al-Rasyidin. 

Tokoh-tokoh utama dari aliran ini antara lain Syekh Hasan al- Banna, Sayyid Quthb, 

Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan yang paling vokal adalah Maulana A. A. Ai-Maududi. 

Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang 

tidak ada hubungannya dengan urusan ke- negaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad 

hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tung- gal 

mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi 

pekerti luhur, dan Nabi tidak pemah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu 

negara. Tokoh-tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain Ali Abd al-Raziq dan Dr. Thaha 

Husein. 

Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan 

bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan 

bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara 

manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini ber- pendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat 

sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bemega- ra. Di 

antara tokoh- tokoh dari aliran ketiga ini yang terhitung cu- kup menonjol adalah Dr. 

Mohammad Husein Haikal, seorang pe- ngarang Islam yang cukup terkenal dan penulis buku 

Hayatu Muhammad dan FiManzil al-Wahyi.
10

 

Wawasan kebangsaan bagi rakyat indonesia, utamanya umat islam, memiliki peran 

penting yang sangat strategis dalam menjaga ketahanan bangsa dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Nasionalisme adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa 

                                                 
10

Munawir sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta: UI-Press, 1993), h. 

1-3. 
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yang secara potensial atau aktual bersama-sama berusaha mencapai mempertahankan, dan 

mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan sebuah bangsa atau dibahasakan 

dengan semangat kebangsaan. 

Nasionalisme dimaknai beragam oleh berbagai golongan ditanah air, konsep cinta tanah 

air yang sejatinya berada pada tataran ruh jasmaniyah setiap insan, harus diterjemahkan kedalam 

berbagai pemikiran. Islam dan Negara adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Pemaknaan 

masyarakat mengenai konsep Negara dan agama terus menjadi persoalan yang massif 

dikalangan akademisi, ulama‟dan pemimpin Negara.
11

 

Islam sebagai agama yang Rahmatan lil „alamin telah mengatur segala sesuatu yang 

berkaitan dengan kehidupan manusia. Sebagai agama yang sempurna, islam telah memberikan 

intisari dari nasionalisme. Intisari dari nasionalisme adalah rasa kecintaan terhadap tanah air. 

Konsep mengenai nasionalisme banyak tertuang dalam sumber pokok ajaran islam baik itu 

ayat-ayat Al-Qur‟an maupun Hadits Nabi SAW. Al-Quran dan hadist sebagai sumber primer 

ajaran islam dan otoritatif secara eksplisit mungkin tidak menyebutkan mengenai pentingnya 

nasionalisme akan tetapi secara implisit para ulama melalui interpretasinya terhadap beberapa 

ayat dan hadist mengatakan bahwa nasionalisme di anjurkan oleh islam, sebagai respon 

penolakan dan upaya untuk menepis anggapan sementara orang dari sebagian kelompok umat 

islam yang berasumsi bahwa Nasionalisme tidak ada dalilnya, atau tidak ada landasannya 

dalam islam.
12

 

Mengaitkan Islam dengan kebangsaan dapat dijelaskan dalam dua perspektif. Pertama, 

dari prespektif pluralisme dalam persatuan, Islam dan nasionalisme mempunyai hubungan 

positif. Islam mempunyai pengalaman panjang dan bahkan pioneer terbentuknya nasionalisme 

                                                 
11

Said Agil Siradj, Nasionalisme Islam Nusantara (Jakarta: Pustaka Cinganjur 2015), h. 6. 
12

Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, Vol.5, No. 1 Maret 2019 (Mufaizin, Nasionalisme dalam 

Perspektif Al-Qur‟an dan Hadits) 
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yang melahirkan negara bangsa. Negara madinah yang didirikan Nabi Muhammad adalah 

negara bangsa pertama di dunia. Kedua, dari perspektif universalisme, menurut Mansur, 

kebangsaan bertentangan dengan Islam. Sebagai agama universal, Islam tidak membatasi 

peruntukan bagi wilayah geografis dan etnis tertentu. Namun demikian, Islam tidak menafikan 

kenyataan bahwa setiap orang mempunyai afiliasi terhadap tanah air tertentu. Maka pepatah 

yang mengatakan “cinta tanah air sebagian dari iman”, seperti dikataakan sebelumnya, sangat 

mempengaruhi pandangan kaum muslimin pada umumnya. Maka benarkah Mansur bahwa 

memang Islam tidak bertanah air, tetapi kaum musliminnya bertanah air. Dan umat Islam 

berkewajiban menjaga, mencintai, dan membela tanah airnya.
13

 

Realitas kebangsaan dalam tubuh umat Islam merupakan implementasi dari misi 

“rahmatan lil alamin” sehingga eksklusifitas mereka harus diminimalkan. Sikap kebangsaan 

bagi mereka juga cermin dari faham monotheis yang menjadi fundamental keyakinannya, 

dimana semua realitas itu- termasuk eksklusifitas dan individualitas- haruslah dinegasikan dan 

hanya Allah yang menjadi esensi sesungguhnya, “la ilaha illallah”. Norma tersebut kemudian 

diaplikasikan oleh Rasulullah SAW. Dalam membangun masyarakat Madinah di bawah panji 

“Piagam Madinah”. 

 Dalam perjanjian luhur yang mengikat Yahudi, Kristen, Muslim dan Paganis tersebut 

kata Islam dan Alquran sama sekali tidak pernah ditampilkan. Karakter ini diperkuat dengan 

risalah terakhir dalam Islam yang disampaikan Nabi saw. Dalam Haji Wada‟. Dalam satu-

satunya ibadah haji yang pernah dilakukan Rasulullah semasa hidup tersebut, beliau berpesan 

kepada seluruh umat manusia untuk selalu menghormati kehormatan dan hak-hak seseorang, 

                                                 
13

Dwi Purwoko Dkk. Negara Islam, Percikan Pemikiran: H. Agus Salim, Kh. Mas Manshur, Mohammad 

Natsir, Kh. Hasyim Asyari, Depok: Permata Atika Kreasi. 2001, h. 37-38. 
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mengangkat kehormatan wanita, menghindarkan pertumpahan darah dan seterusnya.
14

 

Semangat nasionalisme merupakan semangat kelompok manusia yang hendak 

membangun suatu bangsa yang mandiri, dilandasi satu jiwa dan kesetiakawanan yang besar, 

mempunyai kehendak untuk bersatu dan terus menerus ditingkatkan untuk bersatu, dan 

menciptakan keadilan dan kebersamaan. Nasionalisme ini, misalnya membentuk persepsi dan 

konsepsi identitas sosial kaum pergerakan Indonesia sebagai suatu kekuatan politik yang tidak 

bisa dinegasikan oleh penguasa kolonial. Tjuan nasionalisme ini adalah pembebasan dari 

penjajahan dan menciptakan masyarakat/negara yang adil, dimana tidak ada lagi penindasan 

manusia oleh manusia. 

Nasionalisme harus terpatri dalam sanubari setiap anak bangsa demi menjaga semangat 

mempertahankan, siap berkorban, dan berjuang demi bangsa sehingga tetap lestari dan 

kemajemukannya baik di bidang agama, suku, dan budaya dapat terpelihara menjadi kekuatan ril 

yang memperkokoh kedaulatannya, dengan demikian tercipta suasana kehidupan yang damai 

saling menghormati menghargai melindungi dan mengasihi.
15

 

Selanjutnya unsur cinta tanah air (patriotisme) merupakan pembuktian rasa kebangsaan. 

Sudah menjadi tabiat manusia, mencintai negeri tempat ia dilahirkan. Bahkan kemanapu ia 

pergi, rasa ingin kembali ke tanah air senantiasa muncul.
16

 

Dimensi kebangsaan dalam Islam menempati posisi penting dalam kaitan struktur politik 

masyarakat. Al-Qur‟an sebenarnya sudah menyinggung entitas yang bernama “kebangsaan” 

dalam Q.S Al-Hujurat/49: 13 

                                                 
14

Said Aqiel Siradj. Fikih Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri (Jakarta: Pustaka Cinganjur.1999), 

h. 193. 
15

Tim Bahtsul Masa‟il Himasal, Fikih Kebangsaan Merajut Kebersamaan Di Tengah Kebhinekaan 

(Lirboyo Pres, 2018), h. 14. 
16

M. Natsir, Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Media Da‟wah, 2001), h. 46. 
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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.”
17

 

Menurut Gus Dur, pengertian al-Qur‟an terbatas hanya bangsa sebagai satuan etnis yang 

mendiami teritorial yang sama. Sedangkan wawasan kebangsaan di masa modern ini sudah 

berarti lain, yaitu satuan politis yang didukung oleh sebuah ideology nasional. Penjelmaan 

pengertian ini adalah konsep negara-bangsa, ada yang pluralistik dalam etnis dan kulturalnya 

namun juga ada yang sederhana. 

Kesulitan mencari kaitan Islam dengan wawasan kebangsaan terletak pada sifat Islam 

yang seolah supra-nasional karena menjangkau dimensi kemanusiaan menyeluruh dengan tanpa 

mempedulikan asal etnisnya. Gus Dur memahami betapa sulit memasukkan nilai-nilai Islam ke 

dalam konstruk ideologis nasional. Akan tetappi, “kalau dipaksakan juga, berarti wawasan 

kehidupan yang dibawakan Islam harus „ditundukkan‟ kepada wawasan ideology nasional”. 

Pernyataan ini mengandaikan betapa merupakan ketidakmungkinan menjadikan masing-masing 

terpisah. 

Jika dihubungkan dengan ideologi nasional Indonesia, maka konsisten dengan 

pandangannya di atas, Gus Dur memandang secara apresiatif bahwa Pancasila betapa pun 

merupakan wadah kompromi untuk landasan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, ia 

katakana: 

                                                 
17

Kementerian Agama, Al-Qur‟an dan terjemahnya, h.  517 
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Pancasila juga bersumber dari Islam, dari nasionalisme dan juga dari komunisme. 

Memang PKI-nya dilarang., faham Marxsisme dilarang, tapi semangat egaliternyaada dalam 

Pancasila. Juga semangat keadilan social itu milik Komunis, sebab tidak ada istilah “keadilan 

sosial” sebelum lahirnya faham komunisme. Istilah “social-justice” juga tidak muncul sebelum 

itu. Jadi Pancasila itu merupakan hasil rangkuman dari macam-macam ideology dunia. 

Dalam hal Islam sebagai kekuatan ideologi, tokoh-tokoh Islam Indonesia sudah mencoba 

berkali-kali, sejak masa awal kemerdekaan sampai perdebatan di konstituante pada akhir orde 

lama. Antara tahun 1940-1965an tampak ada keyakinan yang membara bahwa Islam adalah 

sistem kemasyarakatan yang harus didirikan di nusantara. Mengenai hal ini, ia mengatakan: 

Pertanyaan yang harus diajukan adalah bagaimana masa Islam memandang persoalan 

hubungan antara Islam dan Negara sebagaimana diperdebatkan pemimpin mereka. Ternyata 

massa Islam tidak menghayati permasalahan tersebut karena terbukti semua gerakan Islam tidak 

mampu melakukan mobilisasi kekuatan untuk mendukung gagasannya. Jika dukungan itu cukup 

besar tentunya tidak akan begitu saja rakyat menerima bentuk kompromistikyang dicapai para 

pemimpin nasional kita waktu itu. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu makin mantapnya 

Republik Indonesia sebagai Negara yang pada hakikatnya hanya bersendikan kebangsaan belaka. 

Menurut Gus Dur, kenyataan ialah yang rupanya masih belum tuntas dipahami oleh 

sementara kalangan pergerakan Islam di Indonesia. Yakni, bahwa kesadaran berbangsa sebagai 

pergerakan utama bagi cita-cita kehidupan kita merupakan sesuatu yang harus diterima sebagai 

fakta obyektif yang tuntas. Masih dalam kaitan ini, soal hubungan agama dan pancasila, Gus Dur 

menulis: 

Dalam acuan paling dasar, Pancasila berfungsi mengatur hidup kita sebagai kolektifitas 

yang disebut bangsa, sedangkan agama memberikan kepada kolektifitas tersebut tujuan 
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kemasyarakatan. Agama justru menyatukan kedua unsur mutlak kehidupan itu dalam sebuah 

kerangka etis yang paripurna. Jelaslah dengan demikian, antara agama dan Pancasila terdapat 

hubungan yang simbolik, yang satu tidak dapat hidup di Indonesia tanpa yang lain. 

Diantaranya adalah firman allah SWT Qs. Al-Anfal/8: 30 

                               

      

Terjemahnya: 
“Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu 

untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. mereka 

memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. dan Allah Sebaik-baik 

pembalas tipu daya.
18

 

Al-Quran menggambarkan tanah air adalah suatu hal yang sangat berharga. Al-Quran 

menganggap mengusir seseorang dari tanah air sepadan dengan membunuh nyawanya, dalam 

ayat lain disebutkan dalam Q. S An-nisa/4 :66 

                                

                          

Terjemahnya: 

“Dan Sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau 

keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali 

sebagian kecil dari mereka. dan Sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran 

yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan 

lebih menguatkan (iman mereka)” 

Ada juga ayat lain yang menyamakan level keterusiran seseorang dari negaranya dengan 

pembunuhan Qs. al-Baqarah/2: 84 

                                                 
18

 Kementerian Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 180. 
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Terjemahnya: 
 “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan 

darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung 

halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.”
19

 

 

B. Pemikiran Kebangsaan Abdurrahman Wahid 

Adapun pemikiran kebangsaan Abdurrahman Wahid ialah: 

1. Demokrasi 

Dalam pelaksanaan norma dan pilar demokrasi  tersebut peran Negara dan partisipasi 

masyarakat mutlak dibutuhkan. Sebagai negara yang masih tergolong baru dalam pengalaman 

berdemokrasi, Indonesia masih membutuhkan pembiasaan-pembiasaan berdemokrasi. Kesabaran 

semua pihak untuk melewati proses-proses demokrasi akan sangat menentukan kematangan 

demokrasi Indonesia di masa yang akan dating. Demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan 

paling baik dari sejumlah sistem yang pernah ada di dunia ini, merupakan agenda strategis yang 

diusung oleh gerakan reformasi yang banyak menjanjikan hal-hal positif bagi Indonesia yang 

majemuk. 

Demi tegaknya prinsip demokrasi, keterlibatan warga negara sangatlah penting, lebih-

lebih ketika negara tidak tegas atau cenderung membiarkan pelanggaran-pelanggaran atas hak 

konstitusi warga Negara lainnya baik dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok warga 

Negara atas kelompok yang lain. Namun demikian, dalam upaya menjaga prinsip dan pilar 

demokrasi harus dilakukan dengan cara-cara tidak anarkis. Dalam menjaga tertib umum, 

misalnya, sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, penjaga ketertiban umum hanya boleh 

                                                 
19

 Kementerian Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 13. 
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dilakukan oleh aparat keamanan Negara (polisi) dan lembaga keamanan bentukan pemerintah 

daerah yang sah secara undang-undang.
20

 

Menurut  Gus  Dur,  ada  tiga  hal  pokok  dalam demokrasi  yaitu,  terkait dengan 

kebebasan,  keadilan,   dan   musyawarah.   Kebebasan   adalah   kebebasan atau ketidak 

terikatan setiap orang   sebagai   warga  negara  dan  hak  kolektif  dari  masyarakat.  Keadilan  

merupakan  dasar utama dari sebuah demokrasi, dalam arti terbuka peluang bagi semua 

komponen masyarakat untuk mengatur  hidupnya  sesuai  kehendak  masing-masing.  Oleh  

karena  setiap  orang  punya  hak  dan  kesempatan  untuk  mengatur  hidup  dan  kehidupannya  

sehingga  harus diberi jalan yang mudah dan tidak dipersulit, seperti beberapa kasus yang terjadi  

pada  saat  Orde  Baru.  Pokok  demokrasi  yang  ketiga  adalah  Syura  atau  musyawarah, 

artinya bentuk atau cara memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan itu lewat jalur 

permusyawaratan. 

2. Pluralisme 

Pluralitas  dalam  kenyataan  adalah  terjadinya  keanekaragaman  dalam  berbagai  

bentuk  baik  bentuk  kedaerahan,  kebudayaan,  keagamaan,  kesukuan,  dan   adat   istiadat. 

Membicarakan  pluralisme,  Gus  Dur  tak  jarang  menghubungkannya  dengan  agama,  

karena  agama  inilah  yang  sering  dipolitisir,  dimanfaatkan,  dan  dijadikan  alasan  oleh  

mayoritas  dalam  menindas  dan  menekan  secara  diam-diam kaum minoritas. Pandangan Gus 

Dur terhadap pluralisme tercermin pada sikapnya yang terlalu sering membela kaum minoritas 

termasuk etnis Cina dan non-Muslim   dengan   memberikan   peluang-peluang   kepada   mereka   

untuk   mendapatkan  posisi  strategis  dalam  negara.  Contoh  ketika  pemimpin  tabloid  

Monitor  Arswendo  Atmowiloto  menempatkan  Nabi  Muhammad  saw  pada  ururtan ke- 11 di 

antara tokoh Indonesia dan dunia. Umat Islam secara spontan bereaksi   dan   meminta   agar   

                                                 
20

Ubaedillah, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (Jakarta: Kencana, 2013), h. 69-71. 
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SIUPP   tabloid   ini   dicabut,   lalu   Gus   Dur   mengatakan;  Saya  tidak  setuju  dengan  

pencabutan  SIUPP  apapun.  Bawalah  ke  pengadilan,  itulah  penyelesaiannya  yang  terbaik.  

Bung  Karno  zaman  kolonial  dia   dihukum   oleh   pemerintah   kolonial,   tapi   dia   membuat   

pledoi   dalam   Indonesia  menggugat,  dan  itu  yang  menjadi  pegangan  hidup  bangsa  kita  

saat  ini.  

Dengan  demikian,  tampak  bahwa  Gus  Dur  memberikan  pelajaran  kepada   rakyat   

untuk   menghargai   otoritas   pengadilan   dan   tidak   bertindak   menghakimi sendiri. Lagi 

pula seakan-akan mayoritas ini ingin menghancurkan Arswendo  dengan  dalih  penghinaannya  

lewat  tabloid  Monitor,  padahal  hanya  sentimen  karena  Arswendo  bukanlah  seorang  

Muslim  tetapi  Kristen.  Lebih  lanjut Gus Dur mengatakan: "Saya ingin Muslimin ini 

mendewasakan diri dalam pandangan agama mereka   sendiri   dan   melakukan   hal-hal   yang   

konstruktif,   pemekaran   cakrawala   umat,   pembinaan   kembali   akhlak   umat   hingga   

mencapai   keseimbangan optimal antara emosi dan rasio". 

Adapun  mengenai  buku  Salman  Rusydi  yang  menjadi  perdebatan,  Gus  Dur   

tampak   memberikan   pembelaan   ketika   umat   Islam   dunia   termasuk   Indonesia  

memperlihatkan  emosi  terhadap  munculnya  buku  ayat-ayat  setan  hasil karya Salman Rusydi, 

Gus Dur mengatakan;  

 “Saya  tahu  bukunya  Salman  itu  menghina,  main-main  dan  saya  betul  marah  

membaca  buku  itu.  Tapi,  bagaimana  pun  juga  hak  mengatakan  pendapat itu, sesuatu 

yang sangat berharga. Ini yang juga oleh Islam. Lho, kok  tahu-tahu  kita  tanpa  

mengadilinya  dengan  tepat,  langsung  hukuman  mati “in absentia”. Itu kan emosional.” 

Tindakan  menentang  yang  dilakukan  Gus  Dur  untuk  menunjukkan  kepada  

minoritas  di  negeri  ini  bahwa  suara  mereka  itu orang  galak bukan  representasi  Islam.  

Tampak  bahwa  Gus  Dur  menjunjung  tinggi  nilai  Islam  dan  berusaha agar orang lain tidak 

menaruh curiga terhadap Islam. Wajar saja jika banyak yang menaruh curiga bahwa 
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pertumbuhan Islam kini menuju kepada kelompok sektarian. Menjadi suatu yang membenarkan 

diri sendiri  dan  menyalahkan  orang  lain.  Isu  semacam  pribumi  dan  non-pribumi  maupun  

Kristenisasi,  sebenarnya  muncul  dari  semangat  sektarianisme,  padahal  hidup ini dalam 

pluralism, pluralisme  terjaga kalau ada demokrasi. 

Toleransi   dan   transparansi   Gus   Dur   terhadap   semua   golongan   menyebabkan  

bisa  bergaul  dengan  semua  kalangan,  mulai  kalangan  nasionalis,  tokoh  agama,  dan  

sosialis.  Keyakinan  agama  Gus  Dur  yang  kuat  sehingga  tak  pernah  khawatir  dan  curiga  

terhadap  niat  jelek  kelompok  lain.  Gus  Dur  pada  suatu  kesempatan  ketika  menghadiri  

perayaan  Natal  di  Balai  Sidang  Senayan  mengatakan bahwa;  

 “Saya adalah seorang yang meyakini kebenaran agama saya. Tetapi ini tidak  

menghalangi  saya  untuk  merasa  bersaudara  dengan  orang  yang  beragama  lain  di  

negeri  ini,  bahkan  dengan  sesama  Umat  manusia.  Sejak  kecil  itu  saya  rasakan,  

walaupun  saya  tinggal di lingkungan  Pondok  Pesantren,  hidup  di  kalangan  keluarga  

Kyai.  Tetapi  tidak  pernah  sedetik  pun saya merasa berbeda dengan yang lain.” 

Komitmen memandang seseorang dari sisi kemanusiaannya yang sering diperlihatkan  

Gus  Dur  tidak  lepas  dari  ajaran  agama  Islam  yang  terkandung  dalam QS.   al-Isra‟/17: 70.   

Ditambah   juga   dari   fatwa   yang   diambilnya dari mantan Rais Am PBNU KH. Ahmad 

Shiddiq yang juga sama-sama  Gus  Dur  menjadi  pimpinan  teras  PBNU hasil muktamar 1983 

Situbondo yaitu Ukhuwah Insaniyah (Persaudaraan Kemanusiaan) dan Ukhuwah Wathaniyah 

(Persaudaraan Kenegaraan). 

Dengan   demikian,   manusia   hendaknya  tidak  dipandang  kecuali  ia  dipandang   

sebagai  manusia  yang  dimuliakan Allah. Itu artinya bahwa antara umat Islam, Kristen, dan  

apapun  agamanya, pada dasarnya adalah manusia yang harus dimuliakan dan dihormati. 
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3. Pribumisasi 

Pribumisasi Islam dikatakan sebagai “basis-struktur” pemikiran Gus Dur dan juga bagi 

Islam sebagai etika sosial serta kenegaraan etis, karena definisi dari pribumisasi Islam itu sendiri. 

Islam di Indonesia telah mengalami pribumisasi ke dalam konteks budaya Nusantara dan konteks 

persoalan kontemporer masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kita bertemu lagi dengan tiga 

macam definisi pribumisasi Islam. Pertama, akomodasi adat oleh syariat. Kedua, pengembangan 

aplikasi nash pada persoalan kontemporer. Ketiga, manifestasi Islam  dalam budaya lokal. 

Persoalan hubungan antara Islam dan Negara merujuk pada definisi kedua dari 

pribumisasi Islam karena Gus Dur berusaha mengembangkan aplikasi nash ke dalam persoalan 

kenegaraan modern. Hal ini dilakukan melalui pemilihan aspek etis, bukan aspek legal dari 

ajaran Islam sehingga saripati Islam bisa diterapkan dalam bentuk Negara-bangsa non-Islam. 

Dengan demikian, gus Dur telah mengembangkan aplikasi nash berdasarkan pemahamannya atas 

perkembangan kenegaraan modern. Oleh karenanya, Islam tidak perlu diformalkan pada level 

karena konstitusi modern memiliki keselarasan dengan etika sosial Islam. Tanpa pemahaman 

atas konstitusi modern yang manusiawi, Gus Dur tidak akan bisa menerapkan ajaran 

kemanusiaan Islam. Pada titik ini Gus Dur telah melakukan pribumisasi Islam dalam bentuk 

konseptualisasi kenegaraan modern berbasis etika sosial Islam. 

Dari peran etis Islam pada ranah sosial inilah, pemikiran kenegaraan yang etis keislaman 

bisa terwujud. Hal ini terjadi karena Negara berdiri di atas struktur masyarakat serta basis 

kultural. Jika bentuk kemasyarakatan yang diperjuangkan Islam adalah “masyarakat etis”, yakni 

masyarakat berkeadilan, Negara sebagai “alat suprastruktur” tentulah memerankan diri sebagai 

agen kelembagaan yang mewujudkan masyarakat berkeadilan. Inilah hakikat dari  Negara itu, 

yang Gus Dur tempatkan sebagai petugas dan instrument pewujud kesejahteraan masyarakat. 
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Dengan kata lain, tujuan dari kenegaraan Islam Gus Dur adalah etika sosial yang ditetapkan oleh 

ajaran Islam. Sementara itu, bentuk kenegaraan etis-keislaman yang merujuk pada Negara 

kesejahteraan berbasis nilai-nilai Islam, tidak akan bisa terwujud, jika Islam belum 

dipribumisasikan, karena tanpa pribumisasi Islam, akan tetap ada perjuangan untuk 

menformalkan Islam pada ranah kenegaraan.
21

 

Kecenderungan untuk memanifestasikan kebudayaan Islam dalam kehidupan bangsa saat 

ini terbagi antara dua buah kecenderungan. Pertama, kecenderungan untuk formalisasi  ajaran 

Islam dalam seluruh manifestasi kebudayaan bangsa. Kedua,  adalah kecenderungan untuk 

menjauhi sedapat mungkin formalisasi ajaran Islam dalam manifestasi menjadi kecenderungan 

umum di kalangan kaum muslimin, karena pergulatan bbudaya selalu memakan jangka waktu 

panjang dan sulit diukur.
22

 

Ide pribumisasi yang dilontarkan Gus Dur adalah tidak lebih pada usaha penerjemahan 

Gus Dur tentang Islam secara kontekstual. Islam haruslah ditilik dari  fungsinya  sebagai  

pandangan  hidup  yang  mementingkan  kesejahteraan  warga  masyarakat,  apapun  bentuk  

masyarakat  yang  digunakan,  masyarakat  Islami atau bukan. Gus Dur tidak menjadikan Islam 

sebagai alternatif. Segenap ajaran  agama  yang  telah  diserap  oleh  kultur  lokal  tetap  

dipertahankan  dalam  bingkai  lokalitasnya.  Menurutnya,  manusia  tak  bisa  beragama  tanpa  

budaya,  karena kebudayaan merupakan kreatifitas manusia yang bisa menjadi salah satu bentuk  

ekspresi  keberagamaan.  Tetapi  tidak  bisa  disimpulkan  bahwa  agama  adalah  kebudayaan. 

Di  antara  keduanya  terjadi  tumpang  tindih  dan  saling  mengisi  namun  tetap  

memiliki  perbedaan.  Inilah  yang  disebut  pribumisasi  yang  pada  intinya  mengokohkan  

kembali  akar  budaya,  dengan  tetap  berusaha  menciptakan masyarakat yang taat beragama. 
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Syaiful  Arif, Humanisme Gus Dur (Yogyakarta: A-Ruzz Media, 2013), h. 178.  
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Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Jakarta: Desantara, 2001), h. 203.  



75 

 

Ideologi   Islam   bergerak   pada   level   bahasa,   kultur,   politik,   dan   pemikiran.  Demikian  

pula  ide  pribumisasi  ideologi juga  bergerak  pada  level-level  tersebut.  Pada  level  bahasa,  ia  

menyetujui  saja  beberapa kata untuk di Indonesiakan. Misalnya Assalamu alaikum, menurut 

Gus Dur  boleh  saja  diganti  dengan  selamat  pagi,  selamat  malam,  ataupun  selamat  sore. 

Assalamu  alaikum  sama  saja  orang  Arab  mengucapkan  “shabahu  al-khaer” yang  bisa  

bermakna  selamat  pagi,  selamat  siang,  dan  selamat  malam.  Menurut  Gus  Dur,  cara  

seperti  ini  menampung  dua  representasi,  representasi  adaptasi  kultural  kepada  adat  istiadat  

di  satu  pihak  dan  representasi  untuk  memelihara  ajaran  formal  agama  di  pihak  lain.49  

Atau  lebih  tegas  alasannya,  Gus  Dur  mengatakan   sebetulnya   maksud   saya   begini,   

bentuk-bentuk   ekspresi   yang   normatif  atau  legal  formalistik  dengan  bentuk  kultural,  

belum  tentu  sejalan. Dalam Shalat misalnya, assalamu alaikum itu tidak bisa diganti karena 

merupakan  bentuk  normatif.  Tapi  yang  kultural  bisa,  contohnya  ucapan  atau  sapaan". 

Selain  di  atas,  Gus  Dur  juga  tidak  setuju  dengan  gerakan  arabisasi  budaya  yaitu  

formalisasi  ajaran  Islam  dengan  budaya,  yakni  menjadikan  Islam  sebagai  tolak  ukur  ideal  

untuk  menilai  manifestasi  budaya  pada  umumnya.  Misalnya,  ulang  tahun  diganti  dengan  

milad,  teman  atau  sahabat  dengan  ikhwan,  sembahyang  dengan  shalat.  Pendek  kata  

seakan-akan  tidak  terlalu  islami  seseorang  apabila  memakai  istilah  lain  selain  bahasa  

aslinya. 

Hal  lain  yang  mendapat  kritikan  dari  Gus  Dur  adalah  masjid  beratap  genteng  yang  

sarat  dengan  simbolisasi  lokalnya  sendiri  di  negeri  kita  dituntut  untuk  dikubahkan.  

Budaya  walisongo  yang  serba  jawa,  seudati  aceh,  tabut  Pariaman  didesak  ke  pinggiran  

oleh  kasidah  berbahasa  Arab  dan  juga  MTQ  yang  berbahasa  Arab.  Bahkan  ikat  kepala  

lokal  harus  mengalah  kepada  sorban  merah   putih   model   Yasser   Arafat.   Begitu   juga   
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hukum   agama,   harus   diseragamkan  dan  diformalkan.  Harus  ada  sumber  pengambilan  

formalnya,  al-Qur‟an dan hadis, padahal dahulu cukup kata Kyai. Pandangan kenegaraan dan 

ideologi  politik  tidak  kalah  dituntut  universal.  Yang  benar  hanyalah  Sayyid  Qutub,  Abul  

A'la al-Maududi, atau Imam Khomaeni. Pribumisasi Islam bukanlah suatu upaya meninggalkan  

norma budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan dari budaya dengan  

mempergunakan  peluang  yang  disediakan  oleh  variasi  pemahaman  nash,  dengan  tetap  

memberikan  peranan  kepada  ushul  al-fiqh dan qawaid al-fiqh.  

Pembauran  Islam  dengan  budaya  tidak  boleh  terjadi,  sebab  berarti  hilangnya  sifat-

sifat  asli.  Islam  harus  tetap  pada  sifat  keislamannya.  Al-Qur‟an  harus  tetap  dalam  bahasa  

Arab, terutama  dalam Shalat, sebab hal itu telah merupakan norma. Sedangkan terjemahan al-

Qur‟an hanyalah dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman, bukan menggantikan al-

Qur‟an itu sendiri. Perjuangan  mempertahankan nilai-nilai lokal, di samping sebagai   

menjunjung tinggi kreatifitas bangsa sendiri, juga tidak lebih pada tingginya semangat 

nasionalisme yang digelorakan Gus Dur. Apa yang diperjuangkan itu hingga hari ini sebagian  

besar tetap dalam bingkai budaya,  seperti nama lembaga pendidikan NU, tidak beralih  status,  

tetap memakai nama dan istilah Jawa "Pesantren", Mudarris atau Ustadh dengan istilah Kyai, dan  

santri  hasil  terjemahan dari thalib atau tilmidz. Juga para Kyai-kyai NU tetap setia memakai 

songkok  atau  peci  nasional  warna  hitam  dan  bukan  songkok  putih  (songkok  haji)  seperti  

yang  selama  ini  diperlihatkan  oleh  Gus  Dur.  Bahkan  saat  ia  menjadi presiden, Gus Dur 

jarang sekali memakai baju safari atau jas sepasang (pakaian  internasional)  tetapi  ia  lebih  

memilih  memakai  batik  Jawa.  Ini  semua  berbeda  dengan  tokoh-tokoh  nasional  lainnya  

yang  lebih  bangga  dan  lebih  percaya diri memakai pakaian internasional.  
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Sesungguhnya  pribumisasi  yang  digulirkan  Gus  Dur  adalah  upaya  kontekstualisasi  

ajaran  Islam.  Kontekstualisasi  yang  berujung  pada  proses  pribumisasi  itu  adalah  tawaran  

untuk  memberikan  peta  bagaimana  seharusnya  Islam  dikembangkan  di  tengah  masyarakat.  

Pendekatan  pribumisasi  ini  bukan  antipati  dari  puritanisme  dan  legalisme  yang  ditawarkan  

oleh  sebagian  tokoh  dan cendekiawan Muslim tetapi tidak labih pada usaha menghargai hasil 

budaya dan kreatifitas bangsa sendiri. 
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BAB IV  

KONTRIBUSI PEMIKIRAN KEBANGSAAN ABDURRAHMAN WAHID  

 

A. Pandangan Abdurrahman Wahid terkait Hubungan antara Agama dan Negara 

Pemikiran Gus Dur tentang hubungan agama (Islam) dan Negara menarik karena berada 

di ranah filosofis. Artinya, Gus Dur ternyata bukan seorang ideologi Islam yang mencitakan 

terbentuknya masyarakat Islami secara total, bukan pula kaum sekuler yang hendak memisahkan 

secara clear cut, antara Islam dan Negara. Melampaui itu, Gus Dur adalah seorang Muslim yang 

mendasarkan kemanfaatan paling mendasar dari politik, yakni kesejahteraan manusia, dari 

sumber-sumber keislaman. Dengan demikian secara esensial, Gus Dur tidak memisahkan Islam 

dari politik meskipun politik tersebut tidak harus berbentuk Negara Islam.
1
 

Bagi  Gus Dur, menjelaskan kepada masyarakat bahwa yang wajib adalah mendirikan 

masyarakat Islam yang berpegang pada ajaran Islam, dan bukannya Negara Islam adalah penting. 

Menurut Gus Dur ini juga disebabkan karena dalam Islam pun tidak tunggal ada beberapa variasi 

madzhab, bahkan kelompok-kelompok. Menurut Gus Dur tentang ini yang tidak dibolehkan 

adalah pertentangan secara keras, bukan perbedaan. “perbedaan pendapat justru sangat dihargai 

oleh Islam, karena yang tidak dibolehkan adalah bukan perbedaan pendapat, tetapi pertentangan 

dan perpecahan. Perbedaan pendapat itu penting, tetapi pertentangan dan keterpecahbelahan 

adalah malapetaka. 

Untuk menunjukkan bagaimana islam dan kelompok islam tidak tunggal, salah satunya 

Gus Dur mencontohkan pandangan NU yang mengeluarkan resolusi jihad untuk 

mempertahankan Negara nasional, bukan untuk memperjuangkan Negara Islam: “Resolusi jihad 

yang dikeluarkan PBNU tanggal 22 Oktober 1945 menyebutkan bahwa mempertahankan 

                                                 
1
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wilayah NKRI adalah kewajiban agama bagi kaum muslimin (resolusi ini mengilhami Bung 

Tomo untuk melakukan perlawanan dengan Belanda di Surabaya), yang notabene adalah bukan 

negara Islam.” 

Kalau mempertahankan NKRI bukan sebuah kewajiban agama, maka tak ada yang perlu 

dilakukan jihad yang berbasiskan ajaran Islam (cukup misalnya mempertahankan bangsa dari 

musuh) bila ada keperluan-keperluan untuk mempertahankannya. Padahal bagi kelompok yang 

menyebutkan bahwa NKRI bukan Negara Islam, dan karenanya harus diganti oleh dasar Islam 

dan Negara Islam., maka menghancurkan NKRI dan dasar-dasarnya adalah keharusan. Ini 

menunjukkan  ada pandangan yang tidak tunggal, bahkan tentang NKRI dalam kaitannya dengan 

umat Islam sendiri: ada yang menginginkan Negara Islam da nada yang cukup adanya NKRI 

dengan Pancasilanya. 

Meski begitu Gus Dur tidak semena-mena dalam mendukung Pancasila  dan tidak 

mendukung Negara Islam, karena ia melihat ada pengebirian-pengebirian dan manipulasi. Gus 

Dur bahkan melakukan kritik-kritik: “terjadi penyempitan pengertian Pancasila itu sendiri, yaitu 

pengertian Pancasila hanya menurut mereka yang berkuasa. Pancasila harus dipahami lebih 

longgar, dan ini dilarang sama sekali. Dengan demikian, sebenarnya yang terjadi bukan 

pertentangan tentang pancasila, tetapi soal pengertian Pancasila tersebut.”  Dalam 

memperjuangkan masyarakat Islam di bawah payung NKRI dan Pancasila itu menurut Gus Dur 

ada beberapa hal penting yang perlu dipahami: 

a. Gus Dur menyebutkan bahwa ajaran Islam dalam kerangka kenegaraan Indonesia 

harus diingat: “Dalam hal ini berlaku juga sebuah kenyataan sejarah yang berjalan 

1000 tahun lamanya yaitu penafsiran ulang atas hukum agama yang ada adalah 

penting.” Gus Dur melihat pentingnya reinterpretasi terhadap ajaran-ajaran Islam 
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yang sifatnya kemasyarakatan dan zhanni. Gus Dur dalam hal ini menginginkan 

adanya pribumisasi Islam dan reinterpretasi ulang terhadap hukum Islam. Untuk yang 

terakhir misalnya Gus Dur juga menyebutkan di tulisan lain: “secara teoretis hukum 

Islam meliputi semua bidang kehidupan, tetapi erkembangan sejarah telah 

menunjukkan penciutan bidang-bidang itu secara berangsur-angsur.” Menurut Gus 

Dur harus ada kesediaan dari para juristen muslim untuk memberi batasan atas ruang 

lingkup daerah kehidupan yang dijangkau untuk menunjang pembangunan hukum  

nasional, jadi harus ada skala prioritas. Sebab bagi Gus Dur: “dalam sebuah Negara 

hanya boleh ada satu ideology Negara, tidak boleh ada dua.” 

b. Negara yang diimajinasikan tidak jelas ukurannya. Nabi Muhammad saw dan Abu 

Bakar hanya memimpin sebuah Negara kota Madinah dan pada masa Umar 

kekuasaannya membentang dari pantai Timur Atlantik hingga Asia. Kesimpulannya 

menurut Gus Dur: “Ternyata tidak ada kejelasan juga apakah Negara Islamberukuran 

mendunia atau sebuah bangsa saja (wawasan etnis) juga tidak jelas, Negara bangsa 

(nation-state) atau Negara kota yang menjadi bentuk konseptualnya.” 

Sedangkan alas an-alasan yang dipakai Gus Dur dalam soal teks, ada beberapa ayat yang 

diberi komentar oleh Gus Dur di mana ayat-ayat ini sering dijadikan alas an oleh mereka yang 

mendukung gagasan Negara Islam. Adapun ayat-ayat itu seperti: 

 

1. Q.S al-Baqarah/2: 208 

                            

Terjemahnya: 
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“Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan 

di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka".
2
 

Menurut Gus Dur di sini terletak perbedaan pendapat yang fundamental di antara kaum 

muslimin. Gus Dur mengungkapkan: “kalau kata as-silmi diterjemahkan menjadi kata “Islam”, 

dengan sendirinya harus ada entitas Islam formal dengan keharusan menciptakan sistem yang 

islami. Sedangkan mereka yang menerjemahkan itu dengan kata sifat “perdamaian” menunjuk 

pada entitas universal yang tidak perlu diterjemahkan ke dalam sistem tertentu termasuk sistem 

Islam.” Dalam posisi itu Gus Dur termasuk yang mengikuti pandangan yang menafsirkan bahwa 

as-silmi adalah kedamaian, atau perjuangan untuk menegakkan perdamaian, baik secara tujuan 

atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. 

2. Ada adagium penting  

Tidak ada Islam tanpa kelompok, tiada kelompok tanpa kepemimpinan, dan tiada 

kepemimpinan tanpa ketundukan, yang juga sering digunakan untuk mendukung ide Negara 

Islam. Adagium itu bukanlah menunjukkan adanya sebuah sistem. Islam adagium itu bukanlah 

menunjukkan adanya sebuah sistem. Menurut Gus Dur: “Bahwa tidak ada sesuatu dalam 

ungkapan itu yang mengungkapkan adanya sebuah sistem spesifik adanya sistem islami. Dengan 

demikian, semua sistem diakui kebenarannya oleh adagium itu, asalkan sistem itu bisa digunakan 

memperjuangkan berlakunya ajaran Islam dalam sebuah masyarakat.” 

3. Dalam  Q.s al-Ma’idah/5: 3 

                                                 
2
 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 32. 
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Terjemahan: 

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang 

disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, 

dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan 

bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan 

anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-

orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut 

kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 

agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi 

agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
3
 

Dalam ayat tersebut diandaikan Islam menunjuk sistem tertentu untuk bisa 

menjalankannya. Menurut Gus Dur lain: “Benarkah asumsi dasar bahwa Islam  sebuah sistem 

hidup yang sempurna, dan harus diwujudkan dalam bentuk kenegaraan tertentu. Kitab suci Islam 

tidak menyatakan lembaga tertentu sebagai penjamin kelebihan agama Islam daripada agama 

lain, melainkan diserahkan kepada akal sehat manusia untuk mencapai kebenaran (kebenaran 

atas dictum itu). Dengan demikian kesempurnaan sistem Islam, tidak didasarkan pada kekuatan 

atau wewenang lembaga tertentu melainkan pada kemampuan akal manusia untuk melakukan 

perbandingan sendiri-sendiri.” 

4. Q. s al-Ma’idah/5: 44 

                                                 
3
 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 107. 
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Terjemahan: 

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan 

cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh 

nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-

pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan 

mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) 

takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. 

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu 

adalah orang-orang yang kafir.
4
 

Menurut Gus Dur: “Tidak ada alas an untuk keharusan mendirikan negara Islam, karena 

hukum Islam tidak bergantung pada adanya Negara, melainkan masyarakat pun bisa melakukan 

perintah agama. Misalnya kita shalat Jum’at juga bukan karena peraturan Negara, tetapi karena 

diperintahkan oleh Islam.”  

5. Hanya ada satu ayat yang berkaitan dengan daulah (negara), dan daulah Islam 

tidak dikenal dalam al-Qur’an. Sebab kata-kata dalam al-Qur’an itu berbunyi dulah,  dalam surat 

al-Hasyir/59: 7 

                           

                                

                      

Terjemahnya: 

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta 

benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum 

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, 
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supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang 

diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka 

tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras 

hukumannya.
5
 

Menurut Gus Dur dari sisi teks, taka da yang menyuruh membuat sistem yang kemudian 

disebut negara Islam, tetapi yang diwajibkan adalah membangun masyarakat Islam agar sesuai 

dengan ajaran Islam, dan itu bisa dilakukan tanpa lewat negara. 

Indonesia terlalu heterogen untuk dikembangkan hanya dengan model negara Islam 

(sebagai sebuah ijtihad dari kelompok yang menyebutkan bahwa negara Islam harus ada), bukan 

hanya di kalangan Islam sendiri, tetapi juga heterogenitas di luar Islam. Oleh karena itu, bagi 

Gus Dur jelas bahwa Islam mementingkan fungsi negara untuk rakyat, bukan bentuknya. Ketika 

berbicara fungsi itulah, maka Islam dilihat sebagai nilai-nilai, apakah sudah dijalankan apakah 

belum, seperti nilai keadilan, kesetaraan, syura, dan lain-lain.
6
 

saat ini tampak hubungan erat antara agama dan proses demokratisasi. Dimana-mana 

gerakan agama secara aktif mendorong upaya penegakan demokrasi. Dom Helder Cemara 

seorang uskup agung di Brasil, menggerakkan kekuatan rakyat untuk memperjuangkan 

demokrasi selama belasan tahun, dengan menghadapi tuduhan bahwa ia condong kepada 

komunisme. Ia bahkan dikenal dengan julukan “Uskup Merah” karena pemihakannya kepada 

gerakan rakyat. Terkenal ucapannya “Kalau saya mengumpulkan makanan untuk orang kecil 

saya disebut orang suci; tetapi kalau mempertanyakan sebab kemiskinan rakyat kecil itu, dengan 

segera saya disebut komunis.” Vinoba Bhave, orang suci Hindu yang berjalan kaki menjajaki 

anak benua India di tahun-tahun 1950-an dan 1960-an tanpa alas kaki, meminta kerelaan kaum 

bertanah luas untuk secara suka rela membagikan sebagian tanah mereka kepada kaum miskin 

tak bertanah, dengan demikian membangun demokrasi ekonomi. Sulak Sivaraksa, pemimpin 
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Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 546. 

6
Gusdurian, Kelas Pemikiran Gus Dur , h. 37-41. 
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awam kaum Buddha di Thailand, pernah diancam hukuman mati karena memperjuangkan 

kebebasan berbicara, termasuk mengkritik dan mempertanyakan kedudukan raja. Hanya berkat 

campur tangan tokoh-tokoh dunia seperti Margareth Thatcher ia dapat terhinndar dari eksekusi 

hukuman mati. 

Di Indonesia pun demikian halnya, para pemimpin gerakan agama silih berganti 

memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari penjajahan dan kemudian memperjuangkan 

demokrasi, ketika sistem pemerintahan semakin lama semakin otoriter. Berbagai kegiatan 

dikembangkan di kalangan agama untuk merintis, di tingkat paling bawah, penumbuhan 

masyarakat yang demokratis. Dari mulai masalah kebebasan berpendapat dan berserikat hingga 

masalah pencemaran lingkungan secara massif, gerakan agama langsung terlibat dalam upaya 

penegakan demokrasi. Banyak lembaga keagamaan berkiprah untuk meneliti dan mengkaji asal 

usul sistem pemerintahan yang tidak sepenuhnya demokratik yang secara eufemistik  disebut 

“Demokrasi Pancasila”, yang menjadi pola hidup bangsa Indonesia saat ini. Tidak kurang pula 

banyaknya lembaga atau kelompok keagamaan yang langsung menerapkan pola-pola demokrasi 

dalam program-program rintisan mereka di bidang pengembangan masyarakat. 

Demokrasi menyamakan derajat dan kedudukan semua warga negara di muka undang-

undang, dengan tidak memandang asal-usul etnis, agama, jenis kelamin, dan bahasa ibu. 

Sedangkan tiap agama tentu lebih dahulu cenderung untuk mencari perbedaan atas dasar hal 

tersebut di atas, minimal perbedaan agama dan keyakinan. Karena sejak lahirnya setiap agama 

memiliki kekhususannya sendiri, yang secara mendasar harus ditundukkan kepada kepentingan 

bersama seluruh bangsa, apalagi diinginkan agama tersebut dapat menjunjung demokrasi. 

Jelaslah dengan demikian, bahwa fungsi transformative yang dibawakan oleh agama bagi 
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demokratisasi kehidupan masyarakat, harus bermula dari transformasi intern masing-masing 

agama.
7
    

Di sumbu kegelisahannya, Gus Dur mencoba mengurai persoalan mendasar di dalam 

perbincangan tentang Negara Islam. Artinya, sejak di dalam ranah diskursifnya, konsepsi tentang 

Negara Islam sudah bermasalah karena terjebak di dalam aspek legal kenegaraan  tanpa 

mengaitkannya dengan legitimasi politik itu sendiri, yakni rakyat. Dengan kata lain, perumusan 

kenegaraan Islam terlalu bersifat berat kenegaraan (heavy state) tanpa pendasaran pada 

legitimasi, deskripsinya: 

“Pemikiran Negara dalam karya para penulis muslim, langsung terkait dengan pemikiran 

tentang hukum. Dengan demikian, pemikiran Negara yang berkembang lalu begitu 

diletakkan pada aspek legal dari Negara dan unsur-unsur pendukungnya, seperti status 

perangkat kenegaraan (imam, dst) Negara lalu hanya didekati dari sudut teori kekuasaan 

belaka, justru bukan dari sudut legitimasi Negara bila dikaitkan dengan kekuasaan rakyat. 

Dengan kata lain, pemikiran Negara lalu menjadi terlepas dari pemikiran politik karena 

pada hakikatnya pemikiran politik selalu berurusan dengan pembagian kekuasaan antara 

yang memerintah dan yang diperintah”.
8
 

Dari uraian ini terlihat bahwa Gus Dur mengkritik terjadinya keterlepasan pemikiran 

Negara dari pemikiran politik. Pemikiran Negara adalah pemikiran tentang bentuk Negara 

beserta syarat-rukun legal di dalamnya. Sementara itu, pemikiran politik adalah pemikiran 

tentang hubungan Negara dengan rakyat, karena pada hakikatnya rakyatlah yang menjadi sumber 

keabsahan pendirian Negara. Perumusan kenegaraan tanpa pengaitan dengan sumber keabsahan 

pendiriannya (rakyat) adalah perumusan yang memisah pemikiran Negara dari pemikiran politik. 

Secara mendasar, pemisahan ini kemudian menciptakan keterlepasan Negara dari rakyatnya 

sendiri. 

                                                 
7
Gusdurian, Kelas Pemikiran Gus Dur , h. 102. 

8
Abdurrahman Wahid, “Beberapa Aspek  Teoritis dari Pemikiran Politik dan Negara Islam,” Majalah 

Aula, Desember 1986, h. 1-2.  
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Dari kritik tersebut, Gus Dur kemudian menggagaskan pemikiran politiknya sendiri 

meliputi persoalan keseimbangan antara individu dan Negara. Atau lebih tepatnya, 

keseimbangan antara kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam politik, dengan perlunya 

penegakan pemerintahan yang kuat. Persoalan ini merupakan aplikasi dari kegelisahan Gus Dur 

di atas sehingga ia kemudian hendak menyambungkan kembali keterpisahan antara rakyat dan 

Negara, pemikiran Negara dengan pemikiran politik. Menariknya, Gus Dur kemudian 

mencarikan pendasaran di dalam ajaran Islam yang menggambarkan keseimbangan antara 

kebebasan individu dan pemerintahan yang kuat.
9
 Paparnya:  

Baik hak individu warga masyarakat maupun pentingnya kekuasaan efektif di tangan 

pemerintah, sama-sama memiliki dasar tekstual. Ayat al-Qur’an menentukan kewajiban 

melakukan proses syura (permusyawaratan), yang diandaikan menjadi wahana penyaluran 

aspirasi individu. Bahkan demikian jauh hak-hak individu itu dijaga, sehingga tampak agak 

anarkis (Sabda Rasulullah, Tiada ketundukan kepada makhluk, termasuk yang paling berkuasa 

sekalipun, dalam hal yang menentang ketentuan Allah”). 

Sebaliknya, kekuasaan pemerintah juga ditegakkan, seperti dalam ayat, “Tunduklah 

kalian kepada Allah, utusan-Nya dan pemegang kekuasaan (pemerintah) di antara kalian”. 

Namun, ketundukan kepada kekuasaan pemerintah itu  dirumuskan dengan jelas: tindakan yang 

adil, pengutamaan kemaslahatan umum dan pemenuhan batas minimal kebutuhan hidup. 

Terlebih jauh lagi, landasan keadilan itu justru diletakkan dalam konteks moral, menjadi sikap 

hidup yang diberlakukan sebagai tolak ukur kelayakan seseorang untuk memegang jabatan 

pemerintahan. 

Pengutamaan kemaslahatan umum dituntut dalam bentuknya yang operasional, bukan 

sekedar dalam prinsip global. Salah satu kaidah fiqh adalah “kebijaksanaan pemimpin 

                                                 
9
Syaiful  Arif, Humanisme Gus Dur (Yogyakarta: A-Ruzz Media, 2013), h. 153.  
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(pemerintah) harus didasarkan pada kepentingan orang banyak. Salah satu kerangka 

operasionalnya adalah perintah menyelenggarakan jihad, yang tentunya beban terberatnya 

terletak di pundak para pemegamg kekuasaan. Dalam I’anah al-Thalibin ditentukan bahwa salah 

satu benntuk jihad adalah menjaga mereka yang dilindungi oleh Islam dari kerusakan (daf’u 

darari ma’sum), yang dirumuskan penyediaan makanan manakala dibutuhkan, penyediaan 

pakaian, papan, obat-obatan dan biaya perawatan. Sedangkan mereka yang harus dilindungi 

adalah baik kaum muslimin maupun non-muslim yang hidup damai dalam masyarakat yang 

sama.”
10

     

  Dari teks panjang di atas bisa ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, islam menurut Gus 

Dur mewadahi ketegangan antara kebebasan individu dan perlunya pemerintahan yang kuat. 

Kebebasan individu itu terdapat pada hak partisipasi politik yang yang tersurat di dalam perintah 

musyawarah (syura). Dengan adanya perintah musyawarah, Islam mengakomodasi hak individu 

untuk terlibat di dalam proses  pemerintahan. Oleh karenanya, sebuah kekuasaan yang tak 

melibatkan partisipasi individu melalui mekanisme permusyawaratan, secara otomatis gugur di 

hadapan Islam. Individualisme politik juga dijaga oleh Islam hingga pada titik yang anarkis 

karena Rasul mengizinkan penolakan suatu kebijakan jika kebijakan tersebut bertentangan 

dengan ketetapan Tuhan. Dengan demikian, prinsip kekuasaan dalam Islam tidaklah mengacu 

kepada ketundukan tersebut memiliki syarat, yakni selama kebijakan pemerintah tidak 

bertentangan dengan ketetapan Tuhan. 

Kedua, di seberang kebebasan individu, Islam juga menerapkan perlunya pemerintahan  

yang kuat. Ayat al-Qur’an, Athi’ullah wa athi’urrasuul waulil amri minkum, dengan jelas 

memerintahkan kepatuhan terhadap pemerintah, setelah kepatuhan terhadap Allah dan Rasul. 
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Abdurrahman Wahid, “Masih Relevankah Teori Kenegaraan Islam” Makalah Diskusi Konsep Negara 

Islam, FH_UII, Yogyakarta, 7 Februari 1988, h. 2-3.  
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Hanya saja, kepatuhan ini tidak berada di atas “cek kosong”, ia tentu memiliki syarat. Gus Dur 

kemudian menetapkan persyaratan kepatuhan itu di dalam tiga hal: jika pemerintah tersebut 

berkeadilan, jika pemerintah tersebut mmengutamakan kemaslahatan rakyat, serta jika 

pemerintah tersebut mampu memenuhi batas minimal kebutuhan hidup. Penetapan persyaratan 

ini kemudian lebih diperkuat Gus Dur dengan menyitir kaidah fiqih, “Kebijakan pemimpin 

haruslah berangkat dari kemaslahatan rakyat”. 

Tidak hanya berhenti di situ, Gus Dur juga semakin mentekniskan tema kemaslahatan 

tersebut di dalam ajaran jihad yang ia defenisikan sebagai pemnerian makanan, pakaian, tempat 

tinggal, obat-obatan, dan biaya perawatan kesehatan. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan 

begitu konkret bagi Gus Dur: pemerintah boleh dipatuhi, selama ia mampu memenuhi kebutuhan 

mendasar hajat hidup orang banyak. Keterkaitan prinsipil antara pemerintahan dan pemenuhan 

kebutuhan manusia ini bisa terlihat dalamm keyword Gus Dur, 1998: “Pertalian antara keadilan 

dan kemaslahatan umum dalam bentuk konkrit pelayanan kebutuhan dasar yang memungkinkan 

pengembangan model-model pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan hakiki manusia”. 

Oleh karena itu, politik bagi Gus begitu manusiawi. Artinya, alasan mendasar bagi 

segenap tata dan praktik politik adalah manusia sehingga manusia haruslah menjadi landasan 

normative dan muara etis dari tata pemerintahan. Inilah yang membuat pemikiran politik Islam 

Gus Dur bisa dimasukkan ke dalam domain filsafat politik. Disebabkan Gus Dur 

menghubungkan politik dengan manusia, melalui pendasaran hakikat ajaran Islam yang 

memuliakan manusia. Dari sini bisa dipahami bahwa pemikiran Gus Dur akhirnya bukan bagian 

dari ideologi Islam, karena perspektif keislaman Gus Dur bukan ideologis, melainkan filosofis. 

Sebuah persppektif keislaman ideologis akan menempatkan Islam sebagai tujuan di dalam 
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dirinya sendiri. Sementara perspektif Islam filosofis akan menelusup ke dalam kedalaman ajaran 

Islam, yang oleh Gus Dur ditemukan di dalam pemuliaan manusia.
11

  

Maka, sebuah Negara Islam dengan penempatan konstitusi Islam bersifat ideologis sebab 

ia menjadikan terma Islam sebagai landasan dan perangkat kenegaraan yang sayangnya bersifat 

ideologis sebab ia menjadikan terma Islam sebagai landasan dan perangkat kenegaraan yang 

sayangnya bersifat simbolis. Sifatnya disebut simbolis karena penempatan Islam tidak disertai 

dengan pendalaman pemaknaan atas ajaran Islam.  Hal yang terjadi sebalinya, para ideologi 

Islam hanya melakukan penafsiran tekstualis atas syariat.  Dengan demikian, apa yang disebut 

konstitusi syariat hanyalah konstitusi bernama syariat dengan penerapan hokum-hukum yang 

juga bersifat tekstualis. Para ideolog Islam tersebut tidak melakukan penggalian lebih lanjut atas 

makna syariat. Satu hal yang dilakukan Gus Dur sehingga ia mampu merasuk ke dalam tujuan 

utama syariat (muqashid al-syariah) dan menemukan perlindungan atas hak manusia sebagai 

tujuan utama syariat itu sendiri. Oleh karenanya, jika “negara syariat” menurut Islam ideologis 

adalah negara yang secara simbolis berlabel kesyariatan. Maka, “negara maqashid al-syariat” 

menurut Gus Dur adalah Negara yang memuliakan manusia beserta hak-hak dasarnya sebab hal 

itu merupakann tujuan utama syariat. 

Tujuan utama syariat yang merujuk pada pemuliaan manusia ini Gus Dur dasarkan pada 

fungsi ajaran Islam itu sendiri yang mengarah pada perwujudan kesejahteraan masyarakat. 

Paparnya: 

Islam haruslah ditilik dari fungsinya sebagai pandangan hidup yang mementingkan 

kesejahteraan warga masyarakat. Al-Qur’an dengan indah merumuskan fungsi itu dengan 

dua ayat. Pertama, “Telah ada bagi kalian keteladaan sempurna dalam diri Rasulullah, bagi 

mereka yang mengharapkan ridha Allah di Hari Akhir serta yang senantiasa sadar akan 

keagungan Allah”. Dalam hal apakah Rasul menjadi teladan sempurna (uswatun hasanah), 

dalam fungsi beliau yang disebutkan dalam firman: “Tiadalah kuutus engkau (wahai 

Muhammad) melainkan sebagai pembawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan 
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jagat raya seisinya”. Untuk keperluan tugas penyejahteraan kehidupan itu, manusia 

diciptakan dengan kelengkapan sempurna (ahsan taqwim) sebagai makhluk.
12

 

Dari teks ini terlihat jelas bahwa hakikat ajaran Islam menurut Gus Dur adalah 

pementingan kesejahteraan warga masyarakat. Untuk mendukung pemahaman ini, Gus Dur 

menjadikan keteladanan Nabi sebagai dasar argumentatifnya. Oleh karenanya, jika tujuan 

pengutusan Nabi adalah kesejahteraan umat maka tujuan pendirian suatu Negara tentulah 

merujuk pada kesejahteraan rakyat. 

Pemikiran kenegaraan Islam Gus Dur tidak bersifat ideologis  tidak pula sekularis. Hal ini 

terjadi karena Gus Dur tidak memisahkan Islam dari politik meskipun tidak harus diwadahi 

dalam Negara Islam. Dengan demikian, bagi  Gus Dur sangat memungkinkan menerapkan ideal-

ideal Islam di dalam kerangka kenegaraan modern non-Islam. Hal ini memungkinkan karena Gus 

Dur mendekati Islam secara prinsipil, bukan holistic operatif. Prinsip Islam ini bersifat etis 

sehingga Islam yang memiliki konsep etis atas tatanan masyarakat (etika sosial), tentu bisa 

menjadi dasar bagi pemerintahan etis keislaman. 

Memang penerapan prinsip Islam dalam kenegaraan modern  bisa terjadi,  semata karena 

Islam ditempatkan sebagai etika.  Etika ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial yang 

merujuk pada pemuliaan harkat manusia. Pemuliaan manusia inilah yang dalam ranah politik 

terwujud dalam terma kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, kalimat kunci yang ada di dalam 

pemikiran politik Islam Gus Dur adalah tasharruf al-imam ‘ala al-raiyyah manuthun bi al-

mashlahah. Sebuah kalimat etis yang diambil dari kaidah fiqih. 

Jantung pemikiran kenegaraan Islam Gus Dur yang mengarah pada tiga hal dasar. 

Pertama, Pancasila Gus Dur berpikir dalam konteks dirinya sebagai warga Negara NKRI maka ia 

menemukan ideal strategis bagi penerapan etika sosial Islam di dalam Negara-bangsa RI. Ideal 
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strategis itu ialah Pancasila, yang diterimanya sebagai landasan konstitusional Negara serta asas 

keorganisasian NU pada Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984. Paparnya: 

Pancasila ditempatkan kaum muslim sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, sedangkan Islam menjadi aqidah dalam kehidupan kaum muslim. 

Ideology konstitusional tidak dipertentangkan dengan agama, tidak menjadi penggantinya dan 

tidak diperlakukan sebagai agama. Dengan demikian, tidak  akan diberlakukan UU maupun 

peraturan yang bertentangan dengan ajaran agama.
13

 

Terlihat bahwa Gus Dur menempatkan Pancasila dan Islam  secara  proporsional. 

Pancasila adalah landasan konstitusional bernegara. Sementara Islam adalah akidah  kehidupan 

masyarakat. Sebagai landasan konstitusional, Pancasila tentu tidak akan mampu mengganti 

akidah sebab akidah  berkaitan dengan dasar keyakinan hidup yang paling utama, sementara 

landasan konstitusi terkait dengan kebutuhan kehidupan kolektif  bernegara. Dengan adanya 

landasan konstitusional, Pancasila akan menjadi penjamin bagi kehidupan keislaman itu sendiri,  

dengan ukuran tidak ada peraturan Negara yang bertentangan dengan akidah Islam. Hubungan 

yang saling mendukung antara Islam dan Pancasila ini Gus Dur  gambarkan sebagai berikut: 

“Ideologi negara dan pandangan hidup bangsa, dalam hal ini Pancasila, bersumber pada 

sejumlah nilai luhur yang ada dalam agama. Namun, pada saat yang sama ideology 

menjamin kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya. Dengan 

demikian, hubungannya dapat digambarkan sebagai berikut: agama berperan  memotivasi 

kegiatan individu melalui nilai-nilai yang diserap oleh Pancasila dan dituangkan dalam 

bentuk pandangan hidup bangsa.”
14

  

Dari teks tersebut dapat kita lihat bahwasanya Gus Dur menempatkan Islam sebagai  

sumber inspiratif bagi Pancasila. Hal ini memang memungkinkan karena perumusan pancasila 

juga diikuti oleh para pemimpin Islam, salah duanya KH  Wahid Hasyim dan KH Agus Salim. 

Dengan keterlibatan pemimpin Islam, nilai-nilai Islam menjadi sumber inspiratif bagi Pancasila. 
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Dengan demikian, Gus Dur melangkah lebih lanjut dengan menyatakan bahwa Islam bisa 

memotivasi  kehidupan masyarakat melalui Pancasila yang ditempatka sebagai  pandangan hidup 

bangsa, tidak hanya ideologi Negara. Posisi Islam yang melandasi  Pancasila ini semakin kuat  di 

dalam teks  Gus Dur berikut:  

“Dalam acuan paling dasar, Panncasila berfungsi mengatur hidup kita sebagai 

kolektivitas  yang disebut bangsa, sedangkan agama memberikan kepada kolektivitas 

tersebut tujuan kemasyarakatan (social purpose). Tanpa tujuan kemasyarakatan yang jelas, 

hidup bangsa kita hanya akan berputar-putar pada siklus pertentangan antara cita pemikiran  

dan kecenderungan alamiah belaka. 

Agama justru menyatukan kedua unsur mutlak kehidupan ini dala sebuah kerangka etis 

yang paripurna. Kerangka etis itulah yang harusnya melandasi moral Pancasila sebagai 

aturan permainan  paling dasar bagi bangsa dan Negara. Jelas bahwa antara agama dan 

Pancasila terdapat hubungan simbiotik, yang satu tak dapat hidup di Indonesia tanpa yang 

lain. Hubungan simbiotik itulah yang memunculka Pancasila sebagai pandangan hidup 

bangsa, bukannya sekedar ideology Negara belaka.”
15

  

Terlihat jelas posisi sentral Islam di dalam kerangka Pancasila. Jjika Pancasila merupakan 

aturan main kehidupan kolektif, Islam memberikan arah bagi kolektivitas tersebut. Sebuah aturan 

main hanya menjadi alat pengatur bagi tujuan kemasyarakatan yang secara etis telah ditetapkan 

oleh Islam. Dengan demikian, Gus Dur tidak hanya menempatkan Pancasila sebagai landasan 

konstitusi dan Islam sebagai akidah, tetapi Islam sebagai landasan etis kemasyarakatan yang 

dijaga oleh Pancasila. Inilah maksud dari ungkapan Gus Dur, “Pancasila adalah bangunan 

rumah, sementara Islam adalah rumah tangganya”. Peran Islam dalam melandasi Pancasila 

semakin jelas ketika Gus Dur menjadikan tolok ukur etika sosial Islam sebagai penilai bagi 

kemampuan Pancasila merealisasikan kebaikan nilai-nilainya sendiri, yang terinspirasi oleh 

Islam. Penjelasannya: 

Pancasila masih harus diuji, apakah mampu atau tidak mewujudkan prinsip-prinsip 

kenegaraan  dan kebangsaan yang dituntut Islam. Itulah kunci yang dapat disumbangkan 

Islam kepada ideology Kita, Pancasila. Kunci itu diperoleh dari lima buah jaminan dasar 
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yang diberikan oleh Islam kepada  warga: jaminan dasar atas keselamatan fisik, keyakinan 

agama, kesucian keluarga, harta milik pribadi dan keselamatan profesi.
16

 

Terlihat jelas bahwa penerimaan Pancasila tidak berhenti dalam penerimaan pancasila  itu 

sendiri. Artinya, penerimaan Pancasila tidak hanya bersifat formal demi pra-syarat diterimanya 

bangunan Negara-bangsa. Terlihat jelas bahwa Gus Dur memberikan batasan bagi penerimaan 

Pancasila tersebut. Yakni, penggunaan etika sosial Islam sebagai tolok ukur penilaian atas 

Pancasila. Etika sosial Islam yang dimaksud adalah perlindungan Islam atas lima hak dasar 

manusia yang harus diwujudkan oleh Pancasila, karena sila-sila didalam Pancasila juga memuat  

perlindungan  atas hak asasi manusia tersebut. Jadi, ketika Pancasila mampu mewujudkan nilai 

etis kemanusiaan Islam, ia secara langsung telah mewujudkan ideal kebaikan di dalam dirinya 

sendiri. Dengan demikian, penerimaan Gus Dur atas Pancasila bersifat transformative, karena ia 

tidak berhenti pada tataran legal-formal, tetapi berkehendak untuk melakukan perubahan 

mendasar demi struktur masyarakat berkemanusiaan. 

Dalam kerangka jalinan struktural pemikiran Gus Dur, pemikiran tentang hubungan 

antara Islam dan Negara merupakan “suprastruktural” dari “struktur” pemikiran etika  sosial 

Islam dan “basis struktur” pribumisasi Islam. Dikatakan “suprastruktur” karena pemikiran ini 

melakukan kajian atas bangunan kenegaraan dalam kaitannya dengan Islam. Bangunan 

kenegaraan ini merupakan “langit-langit structural” dari “dinding struktural” etika sosial Islam, 

sebab pemikiran ini bekerja pada ranah struktur masyarakat. Kedua pola struktural ini 

mengondisikan kemampuan Islam sebagai etika sosial dan kenegaraan berbasis etika Islam. 

Pribumisasi Islam dikatakan sebagai “basis-struktur” pemikiran Gus Dur dan juga bagi 

Islam sebagai etika sosial serta kenegaraan etis, karena definisi dari pribumisasi Islam itu sendiri. 

Islam di Indonesia telah mengalami pribumisasi ke dalam konteks budaya Nusantara dan konteks 
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persoalan kontemporer masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kita bertemu lagi dengan tiga 

macam definisi pribumisasi Islam. Pertama, akomodasi  adat  oleh syariat. Kedua, 

pengembangan aplikasi nash pada persoalan kontemporer. Ketiga, manifestasi Islam  dalam 

budaya lokal. 

Persoalan hubungan antara Islam dan Negara merujuk pada definisi kedua dari 

pribumisasi Islam karena Gus Dur berusaha mengembangkan aplikasi nash ke dalam persoalan 

kenegaraan modern. Hal ini dilakukan melalui pemilihan aspek etis, bukan aspek legal dari 

ajaran Islam sehingga saripati Islam bisa diterapkan dalam bentuk Negara-bangsa non-Islam. 

Dengan demikian, gus Dur telah mengembangkan aplikasi nash berdasarkan pemahamannya atas 

perkembangan kenegaraan modern. Oleh karenanya, Islam tidak perlu diformalkan pada level 

karena konstitusi modern memiliki keselarasan dengan etika sosial Islam. Tanpa pemahaman 

atas konstitusi modern yang manusiawi, Gus Dur tidak akan bisa menerapkan ajaran 

kemanusiaan Islam. Pada titik ini Gus Dur telah melakukan pribumisasi Islam dalam bentuk 

konseptualisasi kenegaraan modern berbasis etika sosial Islam. 

Dari peran etis Islam pada ranah sosial inilah, pemikiran kenegaraan yang etis keislaman 

bisa terwujud. Hal ini terjadi karena Negara berdiri di atas struktur masyarakat serta basis 

kultural. Jika bentuk kemasyarakatan yang diperjuangkan Islam adalah “masyarakat etis”, yakni 

masyarakat berkeadilan, Negara sebagai “alat suprastruktur” tentulah memerankan diri sebagai 

agen kelembagaan yang mewujudkan masyarakat berkeadilan. Inilah hakikat dari  Negara itu, 

yang Gus Dur tempatkan sebagai petugas dan instrument pewujud kesejahteraan masyarakat. 

Dengan kata lain, tujuan dari kenegaraan Islam Gus Dur adalah etika sosial yang ditetapkan oleh 

ajaran Islam. Sementara itu, bentuk kenegaraan etis-keislaman yang merujuk pada Negara 

kesejahteraan berbasis nilai-nilai Islam, tidak akan bisa terwujud, jika Islam belum 
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dipribumisasikan, karena tanpa pribumisasi Islam, akan tetap ada perjuangan untuk 

menformalkan Islam pada ranah kenegaraan. 

Kecenderungan untuk memanifestasikan kebudayaan Islam dalam kehidupan bangsa saat 

ini terbagi antara dua buah kecenderungan. Pertama, kecenderungan untuk formalisasi  ajaran 

Islam dalam seluruh manifestasi kebudayaan bangsa. Kedua,  adalah kecenderungan untuk 

menjauhi sedapat mungkin formalisasi ajaran Islam dalam manifestasi menjadi kecenderungan 

umum di kalangan kaum muslimin, karena pergulatan bbudaya selalu memakan jangka waktu 

panjang dan sulit diukur.
17

 

Hubungan antara agama dan Negara lalu  menjadi bersifat manipulative, dalam arti 

agama membenarkan apa yang diinginkan Negara. Agama berfungsi sebagai suplementer 

terhadap kerangka acuan pemikiran yang dikembangkan oleh Negara, seperti dalam kasus 

pembentukan sekian banyak badan amil zakat atas insiatif pemerintah daerah. Sebenarnya, 

pemerintah sama sekali tidak berhak memungut zakat, karena Republik Indonesia bukan Negara 

Islam dan syari’ah tidak diberlakukan ssebagai undang-undang Negara in toto.
18

 

Pemikiran Gus Dur sejalan dengan pemikiran Qamaruddin Khan, Dosen Universitas 

Karachi, yang mengatakan bahwa tujuan al-Qur’an bukanlah menciptakan sebuah negara 

melainkan sebuah masyarakat, sehingga tidak adanya bentuk negara yang baku dalam Islam 

membawa hikmah tersendiri. Oleh karena itu, apa pun bentuk serta wujud suatu negara jika di 

dalamnya terbentuk sebuah masyarakat Qur’ani, maka ia pun sudah merupakan tanda-tanda 

negara Islam.
19

 Ketiadaan penjelasan resmi tentang negara memungkinkan Islam untuk 

mengikuti kemajuan zaman dan menyesuaikan diri terhadap kondisi dan lingkungan, tempat ia 

tumbuh dan berkembang. 
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Gus Dur tidak memformalkan Islam dalam memperjuangkan Islam dalam negara yang 

bukan berasaskan Islam. Menurutnya, bangsa dan negeri ini bukanlah milik golongan Islam 

semata, tetapi juga selainnya. Hal ini juga sesuai dengan perjuangan pluralism Gus Dur, akan 

tetapi asas tunggal sudah tidak berlaku lagi. Maka perjuangan pluralism yang lain yang 

diusahakan Gus Dur adalah perjuangan pluralism agama. Maksudnya, tidak bersikap 

diskriminatif terhadap agama selain Islam. Dalam negeri yang plural seperti Indonesia, harus 

diberi kesempatan menjalankan dan mengamalkan syariat agamanya sesuai keyakinan dan 

kepercayaannya masing-masing. Bukan berarti bahwa bangsa Indonesia sebahagian besar 

berpaham sekuler dalam arti hendak memisahkan urusan agama dari negara tetapi tidak lebih 

pada keadaan kemajemukan latar belakang agama, budaya, suku, dan kelompok. Bahkan jika 

Indonesia menjadi negara Islam dan Islam diterima sebagai dasar negara, akan terjadi 

perpecahan di kalangan rakyat Indonesia karena tidak seluruh rakyat Indonesia umat Islam. 

 Gus Dur dengan penuh keyakinan menjelaskan bahwa Negara yang berideologi 

Pancasila termasuk Negara damai yang harus dipertahankan, karena syariah dalam bentuk 

hukum agama, fikih, atau etika masyarakat masih dilaksanakan oleh kaum muslimin di dalamnya 

sekalipun hal itu tidak diikuti dengan legislasi dalam bentuk undang-undang negara. Bila etik 

kemasyarakatan dijalankan, taka da alas an selain mempertahankannya sebagai kewajiban 

agama. Dari sanalah munculnya keharusan untuk taat kepada pemerintahan. 

Gus Dur berusaha memberikan sinergi untuk memparalelkan hubungan agama dan 

Negara. Dalam pemikirannya, ia melihat besarnya hambatan dalam proses pembangunan yang 

diakibatkan oleh kesalahpahaman yang sangat besar terhadap ideologi-ideologi negara yang 

sedang berkembang.
20

 Upaya Gus Dur ini tidak lepas dari peran bapaknya sebagai perumus 

konsep kenegaraan. Gus Dur menambahkan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan 
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nasionalisme. Islam bisa berkembang secara spiritual dalam sebuah negara nasional yang tidak 

secara formal berdasarkan pada Islam. 

 

B. Kontribusi Pemikiran Kebangsaan Abdurrahman wahid 

 

Gusdur dikenal dengan figurnya yang penuh kontroversial, sejak memimpin PBNU 

hingga menjadi presiden, kebijakan dan stetmen Gusdur selalu memantik perbincangan baik 

pada tataran elit sampai pada akar rumput. Posisi Gusdur sebagai Presiden sangatlah krusial, 

apalagi di masa transisi reformasi yang masih terdapat beragam masalah dan besarnya tuntutan 

reformasi di berbagai sektor pemerintahan, berikut kebijaan krusial Gusdur selama menjabat 

sebagai Presiden republik Indonesia.  

1. Membubarkan Departemen Penerangan, dimasa orde baru Departemen Penerangan 

merupakan alat bagi presiden Soeharto untuk mengekang kebebasan pers, dengan 

dibubarknnya departemen tersebut maka kebebasan pers di Indonesia menjadi lebih 

terjamin. 

2. Melikuidasi Departemen sosial, Gusdur melihat Departemen sosial hanya sebagai sarang 

berbagai penyimpangan misalnya korupsi dan dana bantuan kemanuasiaan yang tidak 

secara utuh sampai pada korban bencana alam
21

. 

3. Mencabut TAP MPR-RI tentang larangan terhadap partai komunis, ajaran marxisme, 

lenimisme, dan komunisme. Lawan politik Gusdur menganggap kebijakan ini hanya 

untuk kepentingan pribadi Gusdur semata untuk mendapat simpati dari para keluarga 

mantan tahanan politik yang terkait dengan PKI. 
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4.  Gusdur mengeluarkan PP No.6 tahun 2000 yang mencabut Impres no.14/1967 ysng 

dikeluarkan oleh Suharto yang melarang segala bentuk ekpresi agama dan adat Tionghoa 

ditempat umum, dengan pencabutan larangan ini maka terbuka jalan bagi etnik Tionghoa 

untuk menghidupkan budaya tradisonal mereka. Pada tahun yang sama Gusdur 

mengumumkan bahwa tahun baru imlek sebagai hari libur nasional. Hal ini menjadi bukti 

bahwa deskriminasi terhadap etnik Tionghoa telah dikikis oleh Gusdur. 

5. Mengangakat Laksamana Widodo yang berasal dari angkatan laut menjadi PanglimaTNI, 

Langkah Gusdur ini telah mendobrak tradisi lama yang selalu menjadikan angakatan 

darat sebagai kandidat terkuat untuk meenjadi Panglima TNI. 

6. Membentuk Komisi penyelidik HAM dalam kaitannya dengan peristiwa Timor-timor , 

tanjung priok, Trisakti yang melibatkan personil TNI. 

7. Gusdur menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran 

Bendera bintng kejora.
22

 

8. Gusdur Merespon  memorandum 1 dan 2 oleh DPR RI dengan mengeluarkan dekrit 

presiden. 

9. Gusdur membekukan MPR/DPR RI.  

10. Mengembalikan kedaulatan ditangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun 

badan yang diperlukan untuk pemilu dalam waktu 1 tahun.  

Membubarkan Partai Golkar karena dianggap warisan orde baru dalam kenyataannya 

dekrit tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan 

tidak memiliki kekuatan hukum maka MPR selaku segera mengadakan sidang istimewa pada 
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tanggal 23 juli 2001 dan Megawati Soekarno terpilih sebagai presiden RI menggantikan 

Abdurrahman Wahid berdasarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2001 dengan wakilnya Hamza Haz. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Terkait Pemikiran kebangsaan Abdurrahman Wahid peneliti menyimpulkan ada 3 poin 

utama yaitu: Pertama, Demokrasi Menurut  Gus  Dur,  ada  tiga  hal  pokok  dalam 

demokrasi  yaitu,  terkait dengan kebebasan,  keadilan,   dan   musyawarah.   Kebebasan   

adalah   kebebasan atau ketidak terikatan setiap orang   sebagai   warga  negara  dan  hak  

kolektif  dari  masyarakat.  Keadilan  merupakan  dasar utama dari sebuah demokrasi, 

dalam arti terbuka peluang bagi semua komponen masyarakat untuk mengatur  hidupnya  

sesuai  kehendak  masing-masing.  Oleh  karena  setiap  orang  punya  hak  dan  

kesempatan  untuk  mengatur  hidup  dan  kehidupannya  sehingga  harus diberi jalan 

yang mudah dan tidak dipersulit, seperti beberapa kasus yang terjadi  pada  saat  Orde  

Baru.  Pokok  demokrasi  yang  ketiga  adalah  Syura  atau  musyawarah, artinya bentuk 

atau cara memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan itu lewat jalur 

permusyawaratan. Kedua, Pluralisme. Toleransi   dan   transparansi   Gus   Dur   terhadap   

semua   golongan   menyebabkan  bisa  bergaul  dengan  semua  kalangan,  mulai  

kalangan  nasionalis,  tokoh  agama,  dan  sosialis. Komitmen memandang seseorang dari 

sisi kemanusiaannya yang sering diperlihatkan  Gus  Dur. Dengan   demikian,   manusia   

hendaknya  tidak  dipandang  kecuali  ia  dipandang   sebagai  manusia  yang  dimuliakan 

Allah. Itu artinya bahwa antara umat Islam, Kristen, dan  apapun  agamanya, pada 

dasarnya adalah manusia yang harus dimuliakan dan dihormati. Ketiga, Pribumisasi. 

Sesungguhnya  pribumisasi  yang  digulirkan  Gus  Dur  adalah  upaya  kontekstualisasi  
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ajaran  Islam.  Kontekstualisasi  yang  berujung  pada  proses  pribumisasi  itu  adalah  

tawaran  untuk  memberikan  peta  bagaimana  seharusnya  Islam  dikembangkan  di  

tengah  masyarakat.  Pendekatan  pribumisasi  ini  bukan  antipati  dari  puritanisme  dan  

legalisme  yang  ditawarkan  oleh  sebagian  tokoh  dan cendekiawan Muslim tetapi tidak 

labih pada usaha menghargai hasil budaya dan kreatifitas bangsa sendiri.   

2. Adapun beberapa Kontribusi Pemikiran Abdurrahman Wahid, yaitu: Pertama, 

Membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Kedua, Mencabut TAP 

MPR. Ketiga, Abdurrahman Wahid mengeluarkan PP No. Tahun 2000 dan mencabut 

Impres No.14/1967 tentang tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional. Keempat, 

Abdurrahman Wahid menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua dan 

mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora. Kelima, Abdurrahman Wahid merespon 

memorandum I dan II oleh DPR-RI dengan mengeluarkan Dekdrit presiden untuk 

membekukan MPR/DPR-RI serta partai Golkar. 

B. Saran 

Dari hasil analisis data dan kesimpulan yang telah dituangkan diatas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Melihat kondisi yang terjadi sekarang patutlah kita melihat kebelakang bagaimana 

sosok Gus Dur yang sangat memuliakan manusia, mengajarkan kepada kita bahwa 

betapa penting menjaga kerukunan dalam berbangsa.  

2. Gus Dur mengajarkan kita bagaimana mengambil kebijakan semuanya itu untuk 

kepentingan rakyat.  

3. Gus Dur mengajarkan tentang toleransi, melihat segala pemikiran beliau semoga 

semua pihak baik pemimpin, masyarakat maupun kita sebagai generasi muda bisa 
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meneladani beliau. Mengambil segala kebaikan pemikirannya, dan menerapkannya 

agar bangsa Indonesia bisa lebih baik kedepannya, dan bisa saling menghargai 

sebagai sesama manusia. 
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