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PEDOMAN TRANSLITERASI  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat  

dilihat pada halaman berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

  Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

  ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kha ka dan ha خ

 Dal D De د

  żal Ż zet (dengan titik di at as) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

  Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

  Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

  ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

  ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain   apostrof terbalik„ ع

 gain G Ge غ

 Fa F Of ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 mim M Em م
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 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah   Apostrof ء

 ya Y Ye ي

 Hamzah (c.) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda ('). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 A A A ا  

 I I I ا  

 U 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 

 Fathah dan ya Ai A dan i ىٙى

 Fathah dan wau Au a dan u ى و
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

 .....ا ǀ ...ي
Fathah dan alif atau 

ya' 
A a dan garis  di atas 

 Kasrah dan ya’ Ī i dan garis di atas ى ى

 dammah dan wau Ù u dan garis di atas ى و

 

Contoh 

ات  māta : م 

 ramā : رمى

 qīla : قيل

 yamùtu : يموت

 

4. Tā’marbutah  

 Transliterasi untuk marbiitah ada dua, yaitu: ti' marbiliab yang hidup atau 

mendapat harakat fathab, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ti' marbiitah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

 Kalau pada kata yang berakhir dengan marbzilah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ti' 

marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 Raudah al-Atfal :  روضة الأطفال

 al-madinah al-fadilah : المدينة الفاضلة
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 al-hikmah :   الحكمة

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbana :  رؘبؐنؘا 

 najjaina :  نجينا

 al-haqq :  الحق

 nu’ima :  نعم

 aduwwun‘ :  عدو

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

kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf Inaddah menjadi i. 

Contoh: 

 Ali (bykan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  علي

 Arabi  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :  عربى

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل١  (alif 

lam mearifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :   الشمس

ةالزلز    : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ةالفلسف    : al-falsafah 

دالبلا    : al-biladu 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi 

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

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta'muruna :   تأمرون

 `al-nau :   النوع

 syai 'un :   شيء

 umirtu :    أمرت

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belurn dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur'an (dari al-Qur'in), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila kata-kata 
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tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka hams ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi Zilal al-Qur'an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

 

9. Lafz al-Jalilah 

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarrdan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudif ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

 billah با الله dinullah  دين  الله 

Adapun ta' marbiitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz 

allalilah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fii rahmatillah هم في رحمة الله

 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tent ang 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 
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sandang al-, baik ketika is ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mi Alhammadun illi rash! 

Inna awwala baitin wudta linnisi lallall bi Bakkata mubirakan  

 Syahru Ramadan ablaii unzila ilh al-Qur'in 

Nasir al-Din al-Tiisi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqii min al-Dalil 

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

Abil (bapak dari) sebagai nama kedua terakhimya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

A. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subbhanahu wa taala 

saw. = sallallahu `alaihi wa sallam 

a.s. =`alaihi al-salam 

H = Hijrah 

Abu al-Wald Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu 
al-Wald Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad 
Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abil Zaid, Nasr Hamid 
(bukan: Zaid, Nasr Harnid Abu) 
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M = Masehi 

QS .../...: 4  = Q.S Al-Baqarah/2:143. Q.S al- Hujurat/49:13 

HR                              = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama :   Laessach M. Pakatuwo 

NIM :   80100220080 

Judul Tesis :   Merawat Pluralisme dan Demokrasi di Indonesia: Kontribusi  

       Komunitas Gusdurian di Kota Makassar. 

 

Penulisan ini membahas bagaimana merawat pluralism dan demokrasi di 

Indonesia melalui kontribusi kontribusi komunitas Gusdurian di Kota Makassar? 

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana 

sejarah lahirnya komunitas Gusdurian Makassar?, 2) Bagaimana kontribusi 

komunitas Gusdurian dalam merawat pluralism dan demokrasi di Kota Makassar?, 3) 

Bagaimana respon masyarakat terhadap gerakan komunitas Gusdurian di Kota 

Makassar?. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui field research 

(penelitian lapangan) yaitu mengkaji dan menganalisa literatur-literatur yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan 

yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan fenomenologi agama. Adapun metode 

pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu melalui tahapan 

heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Komunitas Gusdurian 

Makassar merupakan sebuah komunitas yang berdiri pada tahun 2013 sebagai arena 

sinergis bagi para murid, pengagum dan penerus pemikiran serta perjuangan Gus Dur 

di Makassar. Kedua, Peranan komunitas Gusdurian dalam merawat pluralisme dan 

demokrasi, melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan seperti pojok kampus, 

kelas pemikiran Gus Dur, dialog lintas agama, gusdurian peduli clean the city, haul 

Gus Dur, Kampanye media sosil, aktivitas advokasi, ngaji demokrasi, workshop 

keberagaman gender dan forum bulanan. Ketiga, respon masyarakat terhadap 

eksistensi komunitas Gusdurian Makassar dalam merawat pluralisme dan demokrasi 

ditanggapi bahwa gerakan ini menjadi salah satu wadah dalam memperkuat 

memperkuat keberagaman tersebut yang mampu diwujudkan dalam bentuk 

kepedulian. Selain itu, dengan komunitas Gusdurian juga mampu merawat 

persaudaraan lintas iman deng perspektif keterbukaan yang menonjol. 

Implikasi penelitian tentang Merawat Pluralisme dan Demokrasi di Indonesia: 

Kontribusi Komunitas Gusdurian Makassar” dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

bagi penelitian-peneliatan selanjutnya dalam cakupan dan pembahasan yang lebih 

komprehensif. Selain dari itu penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah Kota 

Makassar dalam menentukan langkah-langkah strategis dalam upaya merawat 

pluralisme dan demokrasi di Kota Makassar” 
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ABSTRACK 

 

Nama :   Laessach M. Pakatuwo 

NIM :   80100220080 

Judul Tesis :   Caring for Pluralism and Democracy in Indonesia:  

      Contribution of the Gusdurian Community in Makassar City 

 

This study discusses how to care for pluralism and democracy in Indonesia 

through the contribution of the Gusdurian community in Makassar City. The aim of 

the research is to answer research questions, which are: 1) What is the history of the 

birth of the Gusdurian community in Makassar, 2) What is the contribution of the 

Gusdurian community in caring for pluralism and democracy in Makassar City, 3) 

How is the response to the Gusdurian community movement in Makassar City. 

This type of research is qualitative research using descriptive qualitative 

methods. In this study, data were obtained through field research, by studying and 

analyzing the literature related to the research object. This study uses several 

approaches, such as sociological approach and religious phenomenology approach. 

The data collection method used by the author in this study is through heuristics, 

source criticism, interpretation and historiography stages. 

The results of this study indicate that first, the Makassar Gusdurian 

Community is a community that was founded in 2013 as a synergistic arena for 

students, admirers and successors of Gus Dur's thoughts and struggles in Makassar. 

Second, the role of the Gusdurian community in caring for pluralism and democracy, 

through various activities held such as campus corners, Gus Dur's thought classes, 

interfaith dialogue, Gusdurian cares about clean the city, Gus Dur's haul, social media 

campaigns, advocacy activities, studying democracy, workshops gender diversity and 

monthly forums. Third, the community's response to the existence of the Gusdurian 

Makassar community in caring for pluralism and democracy is that this movement is 

one of the means to strengthen diversity which can be manifested in the form of 

concern. Apart from that, the Gusdurian community is also able to nurture interfaith 

brotherhood with a prominent perspective of openness. 

The implications of the research on Caring for Pluralism and Democracy in 

Indonesia: The Contribution of the Makassar Gusdurian Community” can be used as 

reference material for further research in a more comprehensive scope and discussion. 

Apart from that, this research is also useful for the government of Makassar City in 

determining strategic steps in an effort to maintain pluralism and democracy in 

Makassar City. 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinekka Tunggal Ika yang berarti 

“Berbeda-beda namun tetap satu”. Perbedaan suku, ras, agama, etnis dan budaya 

tersebut merupakan realitas dalam kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia memiliki 

potensi, watak, karakter, hobi, tingkat pendidikan, warna kulit, status ekonomi, kelas 

sosial, pangkat dan kedudukan, varian keberagaman, cita-cita, perspektif, orientasi 

hidup, loyalitas organisasi, kecenderungan dan afiliasi ideologis yang berbeda-beda. 

Dengan kata lain, bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat yang beragama.1 

Keragaman masyarakat melahirkan cara pandang, kepercayaan dan agama 

yang berbeda-beda.2 Baik dalam agama (universal religion) ataupun kepercayaan 

(native religion), menunjukkan adanya hubungan antara manusia dengan Yang Maha 

Gaib di luar kekuasaan manusia, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan menurut 

paham atau ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, baik bagi masyarakat 

yang masih sederhana budayanya maupun masyarakat yang sudah maju budayanya.  

                                                 
1Arif Susanto, Merawat Tunas Kesadaran: Agama, Pendidikan dan Kebudayaan dalam 

Masyarakat Majemuk Indonesia (Jakarta: Ozzy Esha, 2020), h. vii.   
2Istilah “agama” berasal dari Bahasa Sansekerta yang menunjukkan adanya kepercayaan 

manusia berdasarkan wahyu dari Tuhan. Dalam arti linguistik kata agama berasal dari suku kata A-

GAM-A, kata ‘’A‟ berarti ‘’tidak‟, kata ‘’GAM‟ berarti ‘’pergi‟, dan kata akhiran ‘’A‟ ialah kata sifat 

yang menguatkan yang kekal. Jadi istilah ‘’Agama‟ berarti ‘’tidak pergi‟ alias ‘’tetap‟, sehingga pada 

umumnya kata AGAMA mengandung arti pedoman hidup yang kekal. Lihat, Hassan Shadly, 

Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1982), h. 105. 
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Masyarakat Indonesia dan kompleks kebudayaannya masing-masing adalah 

plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen (aneka ragam). Pluralitas sebagai 

kontraposisi dari singularitas mengindikasikan adanya suatu situasi yang terdiri dari 

kejamakan, dan bukan ketunggalan. Artinya, dalam masyarakat Indonesia dapat 

dijumpai berbagai sub kelompok masyarakat yang tidak dapat disatukan dengan yang 

lainnya. 3 Sehingga diperlukan adanya pemahaman dan sikap pluralisme sebagai 

sikap untuk saling menghormati, mengahargai, memelihara, mengembangkan atau 

memperkaya keadaan yang bersifat plural, sehingga puncak dari pluralisme adalah 

toleransi dalam berbagai aspek. 4  

Salah satu tokoh yang memiliki pandangan pluralisme di Indonesia adalah 

Gus Dur, dia selalu menyatakan bahwa kehadiran konsep Pluralisme  merupakan 

sesuatu yang tepat untuk diterapkan di Indoesia dengan masyarakat yang sangat 

beragam, Gus Dur juga dikenal sebagai tokoh ulama, politik, dan negarawan yang 

sangat popular di Indonesia. Kepopularannya ini tumbuh seiring dengan keunikan 

pemikirannya yang dianggap menjawab tantangan bernegara dan berbangsa dewasa 

ini.  

Gusdur  wafat pada tanggal 30 Desember 2009 di usianya yang ke-69 tahun. 

Kematiannya ternyata tidak meredupakan pejuangannya menciptakan masyarakat 

yang damai dalam pluralitas, ribuan orang di Indonesia yang mengaguminya 

                                                 
3Budiono Kusumohamidjojo, Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2000), 

h. 105.  
4M. Nugroho Adi Saputro, ‘’Konsep Pluralisme Menurut K. H. Abdurrahman Wahid Dalam 

Pengembangan Nilai Pendiidkan Karakter dan Urgensinya Di Indonesia’’, Tesis (Yogyakarta: 

Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 8.  
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meneruskan perjuangan mulianya. Pengagum Gusdur ini kemudian melembagakan 

diri dalam komunitas yang bernama Gusdurian, komunitas ini dipimpin oleh Alissa 

Wahid, salah satu putri Gusdur. 

Terdapat Sembilan nilai perjuangan Gusdur yang ia wariskan kepada seluruh 

bangsa Indonesia, khususnya para pengagumnya di Gusdurian. Nilai-nilai ini sendiri 

tidak pernah disampaikan oleh Gusdur secara langsung melalui tulisan atau lisan, 

melainkan sebuah kesimpulan yang diambil pada acara simposium pemikiran Gusdur 

yang dihadiri keluarga, sahabat-sahabat, dan murid-murid Gusdur. Nilai-nilai tersebut 

meliputi: ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, persaudaraan, pembebasan, kesetaraan, 

kesederhanaan, keksatriyaan, kearifan tradisi. 

Gusdur merupakah salah satu tokoh yang cukup intens menuangkan produk 

pemikirannya dalam berbagai bentuk tulisan. Tercatat secara statistik tulisan Gusdur 

berjumlah 37 (1970-an) 189 (1980-an), hingga  189 (1990-an).  Tulisan Gusdur 

tersebar pada banyak media seperti buku, Koran, majalah dan sebagainya. 

Pertengahan akhir tahun 1970-an sampai pertengahan 1980-an merupakan priode 

keemasan tulisan Gusdur disebut juga sebagai “priode ilmiah”. Sepanjang tahun 

tersebut tulisan Gusdur banyak menghiasi media massa terkemukan seperti Prisma, 

Tempo, Kompas, Horison, Pelita, dan sebagainya.5 

Tulisan-tulisan Gusdur pada umumnya bertema kontemporer yang menjadi 

isu global abad 20, yakni demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan gender. Tema 

                                                 
5Marzuki Wahid, “Peta Intelektualisme dan Tema Pokok Pemikiran Gus Dur” 

https://fahmina.or.id/peta-intelektualisme-dan-tema-pokok-pemikiran-gus-dur/ (diakses pada pada 24 

Juli 2022, pukul 21.00).  
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pokok inilah yang mungkin juga mendasari gerakan para pengagumnya di Gusdurian 

saat ini. 

Mengenai demokrasi, Gusdur pernah menuangkan pemikirannya pada tulisan 

berjudul “Agama dan Demokrasi”6 pada akhir tulisan tersebut ia mengatakan bahwa 

hubungan agama dan demokrasi tidak sesederhana seperti yang dibayangkan, karena 

banyak titik-titik kelabu yang dilematik antar keduanya. Demokrasi maupun agama 

memiliki perbedaan nilai-nilai dasar yang dianut keduanya.Sebuah agama senantiasa 

bertitik tolak dari pandangan normatif yang diajarkan oleh kitab sucinya, ini berarti 

hanya ada satu jenis kebenaran yang bisa diterima oleh agama. Sementara demokrasi 

membuka peluang yang cukup besar bagi perubahan nilai pada masyarakat dan 

dengan demikian mengancam nilai-nilai abadi dalam agama. Contohnya, dalam 

demokrasi terdapat nilai kebebasan memilih agama karena itu merupakan bagian dari 

keyakinan individual, konsekuensinya adalah masyarakat memiliki kebebasan untuk 

berpindah agama, namun ternyata beberapa penganut agama Islam menolak nilai ini, 

sehingga sarjana kenamaan Mahmoud Muhamed Taha menjalani hukuman gantung 

karena menyuarakan hak tersebut. 

Menurut Gusdur demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat 

mungkin ditegakkan.7 Namun, agama harus melakukan tranformasi intern, 

merumuskan kembali pandangan-pandangan mengenai martabat manusia di muka 

                                                 
6Abdurahman Wahid, “Agama dan Demokrasi” https://Gus Durian.net/agama-dan-demokrasi/  

(diakses pada 24 Juli 2022, pukul 21.00). 
7Abdurahman Wahid, “Agama dan Demokrasi” https://Gus Durian.net/agama-dan-demokrasi/  

(diakses pada 24 Juli 2022, pukul 21.00). 

https://gusdurian.net/agama-dan-demokrasi/
https://gusdurian.net/agama-dan-demokrasi/
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undang-undang dan solidaritas hakiki sesama umat manusia.  Agama harus 

memberikan pelayanan kepada semua warga negara tanpa pandang bulu dalam 

bentuknya yang paling konkret seperti penanggulangan kemiskinan, penegakan 

hukum, dan kebebasan bersuara.  

Pada garis besarnya, Gusdur berpandangan bahwa agama dapat memberikan 

sumbangsi atas proses demokratisasi saat agama tersebut berwatak membebaskan. 

Dalam konteks ini bukan cuma agama Islam, namun juga semua agama, karena pada 

kenyataannya proses demokratisasi di berbagai negara juga banyak terhambat oleh 

tafsir pemeluk agama yang mengingin status quo. 

Tema tulisan Gus Dur juga banyak menyinggung mengenai pluralitas sosial. 

Hal ini tidak lepas dari kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia 

yang sangat majemuk. Pluralitas merupakan pisau bermata dua, disatu sisi keragaman 

budaya merupakan kekayaan bangsa yang memiliki nilai tinggi tetapi disisi lain juga 

bisa jadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak menjadi konflik sosial antar 

kelompok masyarakat yang berbeda.8 Salah satu bentuk pemikiran Gus Dur tentang 

pluralisme adalah  keinginannya agar kemajemukan yang terdapat dalam berbagai 

kelompok sosial dipahami sebagai khazanah kekayaan bangsa. Menurut Gusdur 

semua manusia sama, tidak memandang dari mana asal usulnya, apa jenis kelamin, 

warna kulit, suku, ras, kelompok dan kebangsaan mereka. Gusdur melihat mereka 

                                                 
8A.A. Ngr Anom Kumbara, “Pluralisme dan Pendidikan Multikultural di Indonesia”.  Jantra: 

Jurnal Sejarah dan Budaya 4, No. 7 (2009) h. 531. 
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sebagai manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dimata Tuhan yang Maha 

Kuasa.9 

Gusdurian menjadi salah satu organisasi yang hingga detik ini konsisten 

menebarkan semangat dan pemikiran-pemikiran Gusdur. Alisha Wahid putri sulung 

Gusdur dan juga merupakan kordinator nasional jaringan Gusdurian menerangkan 

seajarah terbentuknya komunitas ini dan orientasi gerakan organisasi ini. 

Alisha Wahid mengungkapkan komunitas Gusdurian baru terbentuk setelah 

wafatnya Gusdur. Banyak golongan masyarakat yang selama ini dilemahkan seperti, 

petani dan golongan minoritas agama sera memnerikan pertanyaan  yang sama yaitu 

tentang perjuangan dn pembelaan Gusdur sama dia hidup dan kini Gusdur telah wafat 

dan meraka khawatir tidak ada lagi yang membela mereka. Dari masalah-masalah 

diatas maka pada tahun 2010 Gusdurian lahir dengan semangat untuk merawat 

pemikiran dan perjuangan gusdur terhadap pluralisme dan demokrasi di Indonesia. 

Saat ini Gsdurian telah berdiri di 130 Kota dan Kabupaten di berbagai daerah di 

Indonesia. 

Salah satu hal yang diingat oleh Alissa yang menjadi fokus dan advokasi oleh 

Gusdurian lokal adalah kasus Salim kancil. Salim kancil merupakan seorang petani 

dan aktivis lingkungan hidup yang dibunuh secara keji. Salim diduga dibunuh terkait 

aktivitasnya bersama masyarakat yang memprotes penambangan pasir di desanya. 

                                                 
9Ari Kurniawan, “Studi Tentang Eksistensi Komunitas Gus Durian Di Kelenteng Teng Swie 

Bio Krian”, Skripsi (Surabya: UIN Sunan Ampel, 2018) h. 4. 
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Kehadiran tambang pasir yang semakin merebak itu sngat meresakan warga karena 

merusak lingkungan mereka. 

Dari peristiwa tersebut karena ada jaringan lokal sehingga Gusdurian dapat 

melakukan advokasi dan fokus pada masalah yang terjadi. Kami banyak mendengar 

cerita-cerita langsung dari berbagai daerah di Indonesia, untuk itu Gusdurian punya 

satu tugas untuk menjawab situasi di lapangan terang Alissa.10 Keberagaman agama 

yang dianut oleh masyarakat juga dapat ditemuka di Kota Makassar, dengan berbagai 

keberagaman suku, budaya dan agama yang ada. Di Makassar sendiri masyarakatnya 

menganut beberapa agama seperti Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu 

dan Budha11 yang dapat menjadi potensi untuk membangun kekuatan dan 

keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. 

Sulawesi Selatan masuk dalam Clauster pertama yaitu kelompok  yang 

memiliki tingkat kerukunan pada variabel pada pola pendidikan kebhinekaan, 

pembinaan, fasilitas dan kerja sama. Akan rendah pada variabel pola pendidikan 

agama, tingkat kepercayaan kearifan lokal, tingkat partisipasi pelestarian kearifan 

lokal dan toleransi.12 

Dewasa ini, salah satu gerakan yang berfokus pada penyebaran gagasan 

toleransi di Kota Makassar yaitu Komunitas Gusdurian. Gusdurian adalah sebutan 

bagi komunitas yang beranggotakan para pengagum, penerus perjuangan dan 

                                                 
10http://kabardamai.id/Alissa-Wahid-asal-mula-gusdurian/ di akses 5 November 2022. 
11Darwis Muhdina, “Peran Pemerintah Terhadap Kerukunan Umat Beragama Di Kota 

Makassar’’, Jurnal Rihlah 1, no. 2:  h. 2.  
12Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019, 

(Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, 2020), h. 31. 

http://kabardamai.id/Alissa-Wahid-asal-mula-gusdurian/
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pemikiran Abdurrahman Wahid, yang akrab dipanggil Gusdur. Komunitas Gusdurian 

semakin menyebarluaskan sayapnya, terlihat dari banyaknya komunitas Gusdurian di 

berbagai daerah di Indonesia. Belakangan ini Gusdurian mulai terbentuk di beberapa 

wilayah. Adapun upaya yang dilakukan oleh anggota Gusdurian yaitu dengan cara 

menelaah pemikiran Gusdur, meneladani tingkah laku dan idealisme Gusdur dan 

selalu berupaya untuk memperjuangkan apa yang telah dibangun dan dikembangkan 

oleh Gusdur selaras dengan konteks zaman,  termasuk di Kota Makassar.  

Komunitas Gusdurian harus menanamkan dan membangun sikap toleransi 

yang aktif agar tercipta agenda dan cara yang baik dalam upaya menarik perhatian 

masyarakat. Sikap tersebut dimaksudkan agar setiap anggota dapat menerima 

keragaman tersebut, supaya tidak terjadi gerakan atau konflik sesama anggota yang 

mengarah pada perpecahan.  

Maka dari itu, eksistensi komunitas Gus Durian di Kota Makassar sebagai 

suatu kelompok masyarakat yang mengagumi dan meneruskan perjuangan Gusdur 

merupakan kajian yang menarik untuk diteliti. Khususnya bagaimana mereka 

menerapkan dan melanjutkan perjuangan Gusdur terkait pluralisme dan demokrasi. 

Kota Makassar sendiri merupakan salah satu Kota yang bermasalah dalam aspek 

demokrasi, Berdasarkan laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2021, Kota Makassar 

berada pada urutan ke sepuluh kota paling tidak toleran dengan skor 4,517.  
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian. 

Adapun fokus penelitian ini adalah tentang konsep pluralisme dan demokrasi 

pada komunitas Gusdurian di Kota Makassar. Sebelum pembahasan fokus penelitian, 

terlebih dahulu dibahas mengenai eksistensi komunitas Gusdurian di Kota Makassar, 

baik itu sejarah lahir dan dinamika komunitas Gusdurian, faktor-faktor berdirinya 

komunitas Gusdurian, profil komunitas Gusdurian dan merawat keindonesiaan 

dengan pluralisme dan demokrasi. Setelah itu, pembahan fokus akan dibahas juga 

kontribusi komunitas Gusdurian dalam merawat plralisme dan demokrasi serta respon 

terhadap gerakan komunitas Gusdurian di Makassar. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian. 

Dalam tesis ini membahas tentang konsep pluralisme dan demokrasi dalam 

pandangan Gusdur, sejarah komunitas Gusdurin di Kota Makassar. Selain itu juga 

dalam penelitian ini membahas tentang program-program komunitas Gusdurian 

dalam merawat pemikiran Gusdur dari berbagai aspek diantaranya pluralisme dan 

demokrasi dalam masyarakat.  

Dari hasil gagasan dan pemikiran Gusdur kemudian memantik para pengagum 

Gusdur di berbagai daerah di Indonesia untuk membentuk sebuah komunitas yang 

bergerak dalam upaya merawat pluralisme dan demokrasi di Indonesia. Komunitas 

tersebut yang kemudian hari ini kita kenal dengan sebutan komunitas Gusdurian. 

Yang jariangannya telah berdiri dihampir seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kota 

Makassar yang menjadi fokus penelitian ini. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi 

pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Eksistensi komunitas 

Gusdurian di Kota Makassar?”. Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah 

dan terencana, maka peneliti membagi pokok permasalah tersebut menjadi tiga sub 

masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi komunitas Gusdurian Makassar? 

2. Bagaimana kontribusi komunitas Gusdurian dalam merawat pluraisme dan 

demokrasi di Kota Makassar?  

3. Bagaimana respon masyarakat terhadap gerakan komunitas Gusdurian di Kota 

Makassar? 

 
 
D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah tahapan dalam menyusun suatu penelitian, karena 

tujuan dari kajian pustaka yaitu untuk memudahkan peneliti dalam menulusuri 

literatur yang berhubungan dengan judul penelitian. Tujuan dari kajian pustaka ini 

untuk mengetahui apakah penelitian ini sudah ada yang meneliti sehingga peneliti 

dapat mengurai perbedaan dari penelitian sebelumnya. Dalam tulisan ini ada beberapa 

literatur yang relevan digunakan sebagai bahan rujukan, diantaranya :  

Jurnal Kontemplasi yang ditulis oleh Akhol Firdus pada tahun 2018 yang 

berjudul “Menjahit Kain Perca: Gusdurian dan Konsolidasi Gerakan Pluralisme di 

Indonesia”. Dalam penelitian ini membahas tentang gerakan Gusdurian yang telah 
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menjadi simpul kunci dalam menjaga islam di Indonesia. Dalam hal ini terkait 

penerapan sikap toleransi, mengedepankan perdamaian, keadilan serta kemanusiaan 

yang harus tertanam dalam diri masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga membahas 

adanya upaya yang tidak mudah dalam menjaga nilai-nilai dalam pemikiran Gusdur, 

sehingga cenderung memperlihatkan adanya sikap intoleran. Akibat dari sikap 

tersebut timbul ambisi beragama di dalam masyarakat. Oleh karenanya diperlukan 

seluruh elemen masyarakat untuk terus bahu-membahu dalam menjaga semangat 

beragama yang mengedepankan cita-cita islam.13 

Jurnal Insania yang ditulis oleh Sarno Hanipuddin dan Afif Anasrullah Al-

Haq pada tahun 2018 yang berjudul “Pemikiran Pendidikan Pluralisme K.H. 

Abdurrahman Wahid”. Dalam jurnal ini membahas tentang pluralisme yang 

dicontohkan semasa hidup gusdur yang mana pluralisme berangkat dari pengalaman 

beliau yang mengambil dasar dari ajaran Islam. Landasan yang dijadikan pluralisme 

adalah universalisme islam terkait lima aspek berkaitan dengan jaminan keselamatan 

hukum, jaminan kebebesan beragama, jaminan keselamatan keturunan dan keluarga 

serta jaminan harta pribadi dan profesi. Pluralisme dalam prespektif Gusdur juga 

dilandaskan pada pribumisasi Islam yang mana Islam menjadi etika sosial dan niali-

nilainya bertransformasi kedalam bentuk budaya masyarakat setempat, ajaran Islam 

dapat diamalkan tanpa melalui paksaan. Dalam jurnal ini pula dibahas perjalanan 

pluralisme Gusdur yang mengalami beberapa problem akibatnya pluralisme tidak 

                                                 
13Akhol Firdaus, “Menjahit Kaiin Perca: Gusdurian dan Konsolidasi Gerakan Pluralisme di 

Indonesia”, Kontemplasi 6, no. 1 (Agustus 2018): h. 129. 



12 

 

 

serta merta diterima oleh semua ummat Isam sehingga adanya upaya-upaya yang 

dilakukan oleh Gusdur terhadap pandangan pluralisme di masyarakat untuk 

menegakkan keinginanannya kepada ummat Islam. 14 

Tesis yang ditulis oleh A. Fikhri Amiruddin Ihsani pada tahun 2020 yang 

berjudul “Dakwah Multikultural Gerakan Gusdurian Surabaya. Penelitian ini 

difokuskan pada kajian konsep Dakwah Multikultural dengan menggunakan 

penelitian kualitatif. Dimana dalam tesis ini dinyatakan bahwa dakwah multikultural 

gerakan Gusdurian Surabaya berpedoman pada tiga konsep utama yakni sembilan 

nilai utama gusdur di antaranya sebai berikut: ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, 

kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kesatriaan dan kearifan 

tradisi. Selain itu dibahas pula terkait upaya-upaya dakwah multikultural gerakan 

gusdurian surbaya yang mencakup tiga aspek yakni kognitif (perdamain, hak asasi 

manusia, solidaritas kemanusiaan, keadilan serta demokrasi. Pada rana  afektif 

(meliputi sikap menghargaai dan empati) dan pada aspek psikomotorik (menjaga 

harga diri bangsa, menghormati orang lain, kesetaraan gender, kasih sayang, toleransi 

serta tanggung jawab). Ketiga rana ini menjadi bingkai dalam berbagai aktivitas atau 

kegiatan yang dilakukan oleh gerakan gusdurian di Surabaya seperti halnya ngaji 

film, forum 17an, aksi sosial dan media sosial.15 

                                                 
14Sarno Hanipuddin dan Afif Anasrullah Al-Haq, “Pemikiran Pendidikan Pluralisme K.H. 

Abdurrahman Wahid”, Jurnal Insaniah 1, no. 2 (2017): h.23. 
15A. Fikri Amiruddin Ihsani: “Dakwah Multikultural  Gerakan Gusdurian Surabaya”, Tesis 

(Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), h. 208-209. 
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Jurnal UIN Alauddin yang ditulis oleh Indo Santalia yang berjudul K.H. 

Abdurrahman Wahid: Agama dan Negara, Pluraisme, Demokratisasi dan Pribumisasi. 

Dalam penelitian ini mendeskripsikan sosok K.H Abdurrahman Wahid sebagai 

seorang cendekiawan, intelektual dan pemikir liberal serta pemimpin NU yang 

berbasis tradisi. Adapun gagasan atau pokok pemikiran beliau tentu tidak lepas dari 

hubungan antara Islam dan Negara. Menurut K.H Abdurrahman Wahid keduanya 

tidak ada pertentangan, negara tidak mesti diformalkan dengan lebel islam. Hal ini 

didasarkan pada adanya jaminan untuk berjalan beriringan dalam sebuah negara 

kesatuan yang beridiologi pancasila. Tetapi disisi lain memberikan kebabasan untuk 

menjalankan agama serta kepercayaan dibawah lindungan negara dan konstitusi. 

Sedangkan pluralisme menurutnya sebagai salah satu potensi untuk membangun 

demokrasi yang memberikan peluang kepada semua ragam untuk berkompetisi 

mendapatkan hak yang sama didepan hukum. Untuk gagasan terkait pribumisasi 

menurut Gusdur adalah bukan berarti menghilangkan nilai-nilai islami dalam 

masyarakat tetapi bagaimana nilai-nilai itu sejalan dengan kultur lokal.16  

Jurnal Unindra yang ditulis oleh Syifa Ainun Lutfiana dkk, yang berjudul The 

Wahid Institut dan Pluralisme di Indonesia ( 2004-2008). Penelitian ini membahas 

mengenai lahir dan berkembangannya The Wahid Institut dari 2004 hingga 2008. 

Terciptanya Wahid Institute memberikan gambaran terkait lembaga yang memiliki 

peran sebagai penerus cita-cita Gusdur mengenai kehidupan masyarakat yang penuh 

                                                 
16Indo Santalia, K.H. Abdurrahman Wahid: Agama dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi 

dan Pribumisasi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 145. 
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perdamaian dengan sikap pluralisme, toleransi dan demokrasi. Wadah ini lebih 

khusus mendalami mengenai kasus-kasus intoleransi ataupun kekerasan karena 

adanya perbedaan pandangan, kebudayaan, serta keyakinan. Riset yang dilakukan 

Wahid Institute dibeberapa wilayah Indonesia, pemicu adanya konflik diakibatkan 

oleh perbedaan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dimana 

mereka meyakini bahwa hanya suku dan agamanya saja yang dianggap benar.17 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian. 

Merujuk pada permasalahan penelitan yang di kemukakan diatas ada 

beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian yakni:  

a. Untuk mengetahui dan menganalisis  eksistensi komunitas Gusdurian di Kota 

Makassar. 

b. Untuk menganalisis pandangan komunitas Gusdurian terhadap pluralisme dan 

demokrasi. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis program-program komunitas Gusdurian 

dalam merawat pluralisme dan demokrasi di Kota Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis. 

Secara teoritis penelitian ini dapat berguna sebagai berikut: 

                                                 
17Syifa Ainun Lutfiana, dk “ The Wahid Institute dan Pluralisme di Indonesia (2004-2008)”, 

Journal of Social Sciences & Humanities Estoria 1, no.2. h. 223-224. 
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1) Bergunan untuk pengembangan pemahaman tentang komunitas Gusdurian, 

terutama terkait gagasan demokrasi dan pluralisme. 

2) Berguna sebagai pengambangan teori yang mengkaji tentang perkembangan 

dan pengaruh demokrasi dan pluralitas dalam komunitas Gusdurian. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Untuk dapat berkontribusi dan bernilai dalam masyarakat guna memahami 

gagasan demokrasi dan pluralisme terutama gagasan tersebut dalam lingkup 

komunitas Gusdurian yang merawat gagasan demokrasi dan pluralitas di Kota 

Makassar. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pengetahuan baru 

dalam mengkaji persoalan demokrasi dan pluralitas di Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Konsep Pluralisme  

1. Pengertian Pluralisme 

Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. 

Pluralis yaitu bersifat banyak (jamak). Pluralisme dalam kamus besar bahasa 

Indonesia diartikan sebagai hal yang menyatakan jamak atau tidak satu., kebudayaan: 

berbagai kebudayaan yang berbeda dalam suatu masyarakat.18 Dalam kasmus teologi, 

pluralisme adalah pandangan filosofis yang tidak mereduksikan segala sesuat pada 

suatu prinsip terakhir, melainkan menerima adanya keragaman. Pluralisme dapat 

menyangkut bidang kulturlal, politik dan religius.19 

Menurut Abdul Aziz Saedina menyatakan bahwa pluralisme merupakan salah 

satu kata yang diartikan sebagai suatu bentuk tatanan dunia baru dimana adanya 

perbedaan budaya, sistem kepercayaan dan nilai-nilai yang perlu disadari agar warga 

negara terpanggil untuk hidup berdampingan dalam suatu perbedaan dan 

keragaman.20 Sedangkan menurut Alwi Sihab mengatakan pluralisme memiliki 

beberapa garis besar pengertian: pertama, Pluralisme tidak semata merujuk sebuah 

kenyataan majemuk, juga mengisyaratkan keterlibatan aktif antar elemen masyarakat 

yang kemudian melahirkan interaksi positif; kedua, pluralisme berbeda dengan 

                                                 
18Anton N. Moelyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.691. 

19Edward G. Farrugia, Kamus Teologi (Yogyakarta: Kanisius, 1996), h. 257. 

20Abdul Aziz Sahedina, Kesetaraan Kaum Beriman: Akar Pluralisme Demokrasi Dalam 

Islam(Jakarta: Serambi 2002), h. 48. 
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kosmopolitanisme yang merujuk pada suatu kondisi diamana ragam agama, ras dan 

Bangsa hidup berdampingan tetapi tidak terjadi atau minimal interaksi, tidak ada 

interaksi positif. 

Ketiga, pluralisme tidak sama dengan relativisme. Seorang relativis 

berasusmsi bahwa hal-hal yang menyangut kebenaran atau nilai ditentukan oleh 

pandangan hidup dan wordview seseorang atau kelompok masyarakat. Keempat, 

pluralisme dalam agama bukan sinkretisme, yakni penciptaan agama baru dengan 

mengambil unsur-unsur tertentu dari agama-agama untuk dijadikan bagian integral 

dari agama tersebut.21 

Pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan 

menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok 

masyarakat. Kemajemukan yang dimaksud adalah dilihat dari segi agama, suku, ras, 

adat istiadat dan lain-lain. Segi-segi inilah yang biasanya menjadi dasar pembentukan 

aneka macam kelompo kecil, terbatas dan khas serta mencirikhaskan dan 

membedekan antara suattu elompo dan kelompok yang lain, dalam suatu kelompok 

masyarakat yang majemuk dan lebih besar atau lebh luas.22  

Pluralisme adalah upaya membangun tidak saja kesadaran bersifat teologis 

tetapi juga kesadaran sosial. Hal ini berimplikasi pada kesadaran bahwa manusia 

hidup di tenah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis dan berbagai 

                                                 
21Alwi Sihab, Islam Inklusi:Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama, (Bandung: Mizan, 

1999), h. 41-42 

22Arifin Syah, Hubungan Antar Agama: Wacana Pluralisme, Eksklusifisme dan Inklusifisme 

(IAIN Jakarta: IAIN Press, 2002), h. 55. 
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keragaman sosial lainnya. Karena dalam pluralisme mengandung konsep teologis dan 

konsep sosiologis.23  

Pluralisme tidak dapat dipahami dengan menyatakan bahwa masyarakat kita 

majemuk, beranekaragam, terdiri dari berbagai suku dan agama yang justru hanya 

menggambarkan kesan pragmentasi bukan pluralisme. Pluralisme harus dipahami 

sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Pluralisme adalah 

keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam 

suatu masyarakat atau negara serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam satu 

badan, kelembagaan dan sebagainya. 

Menerima kemajemukan berarti menerima adanya perbedaan. Menerima 

perbedaan bukan berarti menyamaratakan tetapi justru mengakui bahwa ada hal atau 

ada hal-hal yang tidak sama. Menerima kemajemukan misalnya di bidang agama 

bukanlah berarti membuat kekhasan masing-masing melebur atau hilang tetapi justru 

didalam pluralisme atau kemajemukan kekhasan yang membedakan hal (Agama) 

yang satu dengan yang lainnya tetap ada dan tetap dipertahankan. Jadi pluralisme 

berbeda dengan sinkretisme  (penggabungan) dan asimilasi dan akulturasi.  

Pluralisme diatas mempunyai anggapan bahwa semua agama adalah sama, hal 

inilah yang kemudian disalahgunakan oleh beberapa orang tertentu untuk merubah 

sutu ajaran agama agar sesuai dengan ajaran agama lain. Dalam hal kondisi 

kebinekaan di Indonesia yang merupakan sauatu pedoman bangsa dengan adanya 

                                                 
23Muhammad Sofan, Pluralisme Menyelmatkan Agama-Agama (Yogyakarta Samudra Biru 

2011), h. 48. 
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keanekaragaman suku dan agama menurut versi Jhon Hick pengertian pluralisme 

akan sangat mengganggu dan bisa menimbulkan konflik berlandaskan emosi 

dikarenakan penduduk Indonesia saat ini sangat mudah sekali terpengaruh oleh suatu 

informasi tanpa terlebih dahulu dicerna. Secara sosiologis manusia terdiri dari 

berbagai etnis dan budaya serta agama yang saling terikat atara satu denggan lainnya. 

Suatu bangsa terdiri dari suku-suku yang beragam, masyarakat serta individu-

individu yang tidak sama yang semuanya itu menunjukkan adanya perbeadaan, 

keragaman dan keunikan namun tetap dalam satu kesatuan. Perbedaan individu 

kemudian melebur menjadi satu dalam suatu ikantan sosial keanekaan suku-suku 

yang terangkum dalam suatu bangsa dan masyarakat. 

Sama halnya yang diungkap oleh Masdar F. Mas’udi yang menyatakan bahwa 

pluralisme pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan atas hak-hak dasar setiap 

setiap manusia tanpa membedakan latar belakang primordial apapun, baik etnis, 

warna, kulit, agama, gender dan sebagainya. Pluralise menurutnya bukan sama sekali 

memandang bahwa semua agama sama, karena masing-masing pemeluk agama akan 

merasa tersinggung perasaannya jika disamakan begitu saja agamanya. Dalam 

keberagaman, ada ruang privat yang tidak bisa disentuh oleh agama lain. Pluralisme 

agama bukan berarti menyamarakatan agama tetapi menjalankan pemahaman bahwa 

agama yang satu harus mengakui realitas agama lain dan itu bukan dalam rangka 

meyakini tetapi mengakui keberadaannya.24 

                                                 
24Muhaemin Latif, Teologi Pembebasan Dalam Islam (Tangerang: Orbit Publishing, 2017), h. 

203.  
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Secara keseluruhan parsialitas itu merupakan bagian dari pluralitas yang 

menjadi wujud besar dari keanekaragaman tersebut. Pentingnya pluralisme tentu 

untuk menjaga persatuan dari kebinekaan bangsa asalkan pengertian pluralisme 

adalah berkaitan dengan toleransi yakni saling menghargai suatu perbedaan. 

2. Faktor-faktor Penyebab Tumbuhnya Pluralisme 

Secara  umum fakor penyebab pluralisme diklasifikasikan dalam dua faktor 

utama yaitu faktor internal (Ideogis) dan faktor eksternal yang mana antara satu 

faktor dengan faktor yang lain saling mempengaruhi dan berhubungan erat. faktor 

internal merupakan faktor yang timbul akibat tuntunan akan kebenaran yang mutlak 

dari agama-agama itu sendiri, baik dalam masalah akidah, sejarah maupun dalam 

masalah keyakinan atau doktrin. Faktor ini sering juga dinamakan sebagai faktor 

ideologis. Adapun faktor yang timbul dari luar dapat diklasifikasikan kedalam dua hal 

yaitu, faktor sosio politis dan faktor imiah. 

a) Faktor Ideologis (internal) 

Faktor internal disini yaitu mengenai teologi. Keyakinan seseorang yang serba 

mutlak dan absolut dalam apa yang diyakini dan diimaninya merupakan hal yang 

wajar. Sikap absolutisme agama tidak ada yang mempertentangkannya sehingga 

memicu munculnya teori relatifisme agama. Pemikirian relatifisme ini merupakan 

sebuah sikap pluralisme terhadap agama. Dalam konteks ideologi ini masyarakat 

terbagi menjadi dua bagian. Pertama, mereka yang telah beriman, yang kedua mereka 

yang tidak beriman kecuali terhadap kemampuan akal saja. 

b) Faktor Eksternal 
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1) Faktor Sosio politis 

 Faktor ini berhubungan dengan munculnya pemikiran mengenai masalah 

liberalisme yang menyuarakan kebebasan, toleransi, kesamaan, dan pluralisme. 

Liberalisme inilah yang menjadi cikal bakal lahirya pluralisme. Pada awalnya 

liberlisme hanya menyangkut mengenai masalah politik belaka, namun pada 

erkembangannya merambah ke wilayah teologi. Politik liberal atau proses 

demokratisasi telah menciptkan perubahan yang sistematis dan luar biasa dalam sikap 

dan pandangan manusia terhadap agama secara umum sehingga dari sikap ini lahirlah 

pluralisme agama.25  

Situasi politik global yang kita alami saat ini menjelaskan kepada kita secara 

gamblang tentang betapa dominannya kepenntingan politik-ekonomi barat terhadap 

dunia secara umum. Darisinilah terlihat jelas hakikat tujuan yag sebenarnya dimana 

sikap ngotot barat untuk memonopoli tafsir tunggal mereka tentang demokrasi. Maka 

pluralisme agama yang diciptakan hanya merupakan salah sat instrumen politik 

global untuk menghalangi munculnya kekuatan-kekuatan lain. 

2) Faktor Keilmuan 

Pada hakikatnya terdapat banyak faktor keilmuan yang berkaitan dengan 

munculnya pluralisme. Namun yang berkaitan langsung dengan pembahasan ini 

adalah maraknya studi-studi ilmiah modern terhadap  teori pluralisme yang berkaitan 

dengan agama. Diantara temuan dan kesimpulan penting yang telah dicapai adalah 

                                                 
25Sururi, Nilai-niai Pluralisme Dalam Islam: Bingkai Gagasan Yang Berserak (Bandung: 

Nuansa, 2005), h. 87. 
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bahwa agama-agama di dunia hanyalah ekspresi atau manifestasi yang beragam dari 

suatu hakikat metafisik yang absolut dan tunggal dengan kata lain semua agama 

adalah sama.26 

3. Dampak Pluralisme dalam Kehidupan Masyarakat 

Dalam kehidupan bermasyarakat agar terciptanya tatanan masyarakat plural 

diperlukan adanya sikap toleransi antar sesama ummat beragama. Dimana hal ini 

penting mengingat agar kehidupan masyarakat terjalin secara damai serta 

meminimalisir adanya konflik antar masyarakat. Oleh karena itu pluralisme dalam 

kehidupan masyarakat mempunyai dampak yang bermanfaat seperti:  

a. Toleransi Beragama 

 Toleransi diartikan sebagai sikap menenggang, mengahargai, membiarkan, 

memperbolehkan, pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan 

sebagainya yang berbeda dan atau bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi 

dalam hal ini dipahami serta dipraktikkan dalam kehidupan karena di dalam toleransi 

memuat nilai-nilai untuk saling menghargai dan menerima keanekaragaman 

masyarakat.27 

b. Kerukunan Antar Umat Beragama 

 Kerukunan hidup ummat beragama merupakan hidup dalam suasana damai, 

tidak bertengkar, walaupun adanya perbedaan keyakinan dan kepercayaan. Tujuan 

                                                 
26Sururi, Nilai-niai Pluralisme Dalam Islam: Bingkai Gagasan Yang Berserak, h. 89 

27Kornelia Dumariana Malik, “Implementasi Toleransi Beragama Dalam Perspektif HAM di 

Indonesia”, Lembaga kajian keagamaan 1, no.3 (Desember 2019): h. 198. 
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kerukunan beragama tidak dapat dipisahkan dari agama itu sendiri, karena tujuan 

kerukunan umat beragama sebenarnya bukan hanya mencapai tujuan semata 

melainkan bagaimana merealisasikan dan memelihara tujuan tersebut. Oleh karena 

itu, diperlukan adanya peranan masing-masing agama atau lebih tepatnya para 

pemimpin serta pemuka agama manapun untuk mendudukkan agamanya sesuai 

dengan wilayah yang semestinya yakni menekankan hal-hal mendasar, menegakkan 

perdamaian keadilan, dan kesejahteraan masyarakat serta agama harus 

menghindarkan diri dari kepentingan-kepentingan sesaat yang merugikan keyakinan 

itu sendiri.28 

 
B. Konsep Demokrasi 

1. Pengertian Demokrasi 

Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos 

yang berarti pemerintahan sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan yang 

berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Abraham Linclon. Demokrasi memberikan kesempatan, perubahan karena dapat 

menjawab perosalan-persoalan ditengh masyarakat yang dinamis. Demokrasi 

merupakan bentuk pemerintahan yang seluruh warganya memili hak yang setara 

                                                 
28Michael Buhis, Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-

Butir Pemikiran (Jakarta Gunung mulia, 2006) h. 35. 
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dalam seteiap pengambilan kebijakan yang menyangkut hidup mereka sebagai warga 

negara.29  

Secara filosofis sosial, pemerintahan demokratis pada intinya adalah untuk 

mewujudkan keseimbangan (balance) dan keadilan (justice) bagi seluruh lapisan 

masyarakat tanpa adanya diskriminasi, sebagaimana konsep yang dikenal dengan 

concept of virtue, sifat baik dari Filsuf terkenal yaitu Plato dan Aristoteles. Konsep 

yang dikemukakan dua tokoh tersebut pada intinya kemudian melahirkan konsep 

keseimbangan dan harmoni.30 

Sementara itu ada berbagai definisi yang dicetuskan oleh para ahli sebagai 

berikut: 

a. Sukron Kamil mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem politik dimana 

pemilu yang jujur dan adil serta accuntability sebagai intinya. Artinya bahwa 

dalam demokrasi rakyat berdaulat, tetapi karena ketidakmungkinan rakyat 

menjalankan kedaulatannya sendiri dalam negara nasional yang mempunyai 

wilayah luas, berbeda dengan city state Athena, maka kedaulatannya diserahkan 

kepada wakilnya di parlemen (lembaga perwakilan rakyat) lewat pemilu yang 

jujur dan adil.31 

                                                 
29Riski Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusi dan Demokrasi (Yogyakarta: Graha 

Ilmu 2013), h.104. 

30Agus Dedi, Implementasi Prinsip-prinsip Demokrasi di Indonesi, (Universitas Galuh, 

Ciamis, Indonesia 2021), h. 1. 

31Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2002), h. 112. 
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b. Yusuf Al-Qardhawi menjelakan bahwa demokrasi ialah warga masyarakat bias 

menjuk seseorang untuk mengurus dan mengatur segala urusan mereka melalui 

suatu wadah.32 

c. Munir Fuadi dalam konsep Negara demokrasi, sebenarnya yang dimaksud dengan 

demokrasi yaitu suatu sistem pemerintahan dalam suatu Negara dimana warga 

Negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam 

menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan 

negara, dimana rakyat berhak untuk berpartisipasi dalam menjalankan roda-roda 

pemerintahan dan mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung melalui 

ruang-ruang publik maupun melalui wakil-wakilnya yang telah di pilih melalui 

syarat dan tahapan yang jujur dan adil.33 

d. C.F. Strong mendefinisikan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan dimana 

kebanyakan dari anggtota dewan yang berasal dari masyarakat turut berperan 

dalam aktivitas politik yang bedesarkan pada sistem perwakilan.34 

e. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl mendefenisikan demokrasi sebagai 

suatu sistem pemerintahan dimana pemeritahan tersebut bertanggung jawab 

terhadap tindakan-tindakan pada wilayah publik oleh warga negara, yang 

                                                 
32Sarinah, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: PPKN Perguruan Tinggi 

(Yogyakarta: Depublish Publisher, 2016), h. 55. 

33Munir Fuadi, Konsep Negara Demokrasi (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 2 

34C.F. Strong Modern Political Konstitutions: An Introduction of the confarative studi of thair 

history and existing form terj Derta Sriwidowatie, Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan 

Sejarah dan Bentuk (Bandung: Nusa media, 2019), h. 124. 



26 

 

 

 

bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para 

wakilnya yang telah terpilih. 

Seperti  halnya  dengan  Teori  Demokrasi  Dewey  (1916/1996)  mengatakan 

bahwa  demokrasi  adalah  model  kehidupan  sosial  dan  tidak  hanyaberbicara  soal 

politikan. Demokrasi  dalam implementasinya  membutuhkan  peran  dan  kerja sama 

semua pihak, seperti institusi sosial ,lembaga   politik,   ekonomi,   lembaga 

pendidikan,  saintis,  lembaga  agama  artistik dan semua warga dalam sebuah  

negara. Inilah  demokrasi  dalam  sudut  yang  komprehensif  dan  bersifat  integratif  

konektif antara yang satu dengan yang lainnya. 

Menurut Hans Kelsen, awal ide lahirnya demokrasi adalah kebebasan yang 

terdapat pada setiap benak manusia. Awal mulanya, kosa kata “kebebasan” 

mengandung konotasi buruk yang dianggap bebas dari ketiadaan terhadap segala 

keterikatan dan kewajiaban. Namun hal tesebut ditolak oleh Hans Kelsen, 

dikarenakan manusia tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, 

sehingga gagasan “kebebasan” itu tidak lagi bisa dinilai sederhana dan semata-mata 

bebas dari keterikatan, namun gagasan tersebut dianalogikan sebagai prinsip 

penentuan kehendak sendiri tanpa merugikan orang lain.35 

 Makna demokrasi sebagai pijakan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara 

mengandung makna bahwa bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam 

masalah-masalahnya tentang kehidupnnya termasuk menilai kebijakan pemerintah 

                                                 
35Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Cet.I.,Bandung: Penerbit Nuansa, 

2006) h. 404. 
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yang akan menentukan nasib. Dengan demikian negara yang menganut sistem 

demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan atas kehendak rakyat, 

atas persetujuannya sendiri karena kekuasaan berada di tangan rakyat. 

Di Sulawesi Selatan, konsep demokrasi juga telah lahir. Kehadiran 

Tomanurung bagi masyarakat Bugis-Makassar diawali dengan adanya ikrar atau 

kesepakatan anatar Tomanurung dengan wakil rakyat, dimana isi perjanjian itu yang 

paling penting adalah adanya unsur demokrasi. Demokrasi menjadi landasan dalam 

membentuk suatu pemerintahan atau dengan kata lain melibatkan rakyat dalam suatu 

pemerintahan. Walaupun bentuk demokrasi pada saat itu masih dalam bentuk awal 

dan bersifat sederhana dan bahkan belum terealisasi sempurna, tetapi ini merupakan 

peristiwa yang sangat penting karena pada periode inilah demokrasi sedang “diracik” 

untuk membawa Negara (state) pada keadaan yang lebih baik.Tanpa mendapat 

pengaruh luar, masyarakat Bugis-Makassar telah melahirkan dan menciptakan suatu 

sistm politik atau pemerintahan yang bersifat demokrasi.36 

2. Prinsip Demokrasi 

Suatu pemerintahan dapat dikatakan demokrasi apabila dalam mekanisme 

pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Keberhasilan suatu 

negara dalam menerapkan pelaksanaan demokrasi dapat dinilai berdasarkan prinsip-

prinsip tertentu. Secara konprehensif, kriteria demokrasi dikemukakan oleh 

                                                 
36Syamzan Syukur, “Pemerintahan Demokrasi Persfektif Masyarakat Tomanurung Kedatuan 

Luwu”, Jurnal Rihlah 1 no. 2 (2004): h. 7. 
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Gwendolen M. Carter, Jhon H Herz dan Henry B Mayo, mengkonseptualisasikan 

demokrasi sebagai sebuah pemerintahan yang dijalankan melalui prinsip. 

a. Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi 

setiap individu dan kelompok untuk menyusun pergantian pemimpin secara 

berkala.Adanya sikap toleransi terhadap beragam pendapat.  

b. Persamaan dihadapan hukum tanpa membedakan kedudukan politik. 

c. Adanya pemilihan yang bebas dan damai dengan disertai adanya model 

perwakilan yang efektif 

d. Diberikan kebebasan partisipasi dan beroposisi bagi semua partai politik, 

organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perorangan serta kelengkapan lain 

seperti pers dan media massa. 

e. Adanya penghormatan terhadap rakyat untuk menyatakan pandangannya. 

f. Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan 

lebih mengutamakan pengunaan cara-cara persuasif dibanding cara-cara yang 

represif.37  

 
 
 
 
 
 
 

3. Nilai-nilai Demokrasi 

                                                 
37Miriam Budiardjo, Masalah Kenegaraan (Jakarta: PT Gramedia, 1975), h. 132.  
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 Untuk menumbuhkan akan baiknya sistem demokrasi maka harus ada pola 

perilaku yang menjadi tuntunan atau norma nilai-nilai deomkrasi yang diyakini oleh 

masyarakat. Nilai-nilai dan demokrasi membutuhkan hal-hal sebagi berikut.38 

a. Kesadaran akan pluralisme. Masyarakat yang hidup demokratis harus menjaga 

keberagaman yang ada di masyarakat. Demokrasi menjalin keseimbangan hak 

dan kewajiban setiap warga negara. 

b. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Pengambilan keputusan berdasarkan 

pada prinsip musyawarah, prinsip mufakat dan mementingkan kepentingan 

masyarakat pada umumnya. Pengambilan keputusan dalam demokrasi 

membutuhkan kejujuran, logis atau berdasarkan akal sehat dan sikap tulus setiap 

orang untuk beritikad baik. 

c. Demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta 

itikad baik. Masyarakat yang terkotak kotakkan dan penuh curiga kepada 

masyarakat lainnya mengakibatkan demokrasi tidak berjalan dengan baik. 

d. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Semangat demokrasi menuntut 

kesediaan masyarakat untuk memberikan kritik yang membangun, disampaikan 

dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab untuk kemungkinan menerima 

bentuk-bentuk tertentu. 

f. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi mewajibkan adanya 

keyakinan bahwa cara mencapai kemenagan haruslah sejalan dengan tujuan dan 

                                                 
38 Sahya Anggara, Sistem Politik Indonesia (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h.77. 
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berdasrkan moral serta tidak menghalalkan segala cara. Demokrasi memerlukan 

pertibangan moral atau keluhuran ahlak menjadi acuan dalam berbuat dan 

mencapai tujuan. 

4. Manfaat Demokrasi. 

 Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang 

demokratis, yaitu39 

a. Kesetaraan sebagai warga negara. Disini demokrasi memperlakukan semua orang 

adalah sama dengan sederajat. Prinsip kesetaraan menuntut perlakuan sama 

terhadap pandangan-pandangan ataupun pendapat dan pilihan setiap warga 

negara. 

b. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Kebijakan dapat mencerminkan 

keinginan rakyatnya. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan semakin 

besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi 

rakyat. 

c. Pluralisme dan Kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebinekaan dan 

kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan diantara para 

warga negara. Dalam demokrasi unuk mengatasi perbedaan-perbedaan adalah 

dengan diskusi, persuasi, kompromi, dan bukan dengan paksaan apalagi otoriter. 

d. Menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar 

tentang hak-hak sipil dan politis; hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak 

                                                 
39Riski Ariestandi Irmansyah, Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2009), h. 114. 
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berserikat dan berkumpul, hak bergerak dsb. Hak-hak itu memungkinkan 

pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan-

keputusan kolektif yang lebih baik. 

e. Pembaruan kehedupan sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembawaan 

kehidupan sosial dimana adanya penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah 

usang secara rutin dan pergantian para politisi yang diakukan dengan cara santun 

dan damai. Demokrasi merumuskan proses alih generasi tanpa pergolakan. 

 
C. Relasi Pluralisme dan Domokrasi  

Demokrasi dan Pluralisme merupakan dua hal yang saling berkaitan yang 

terus diperdebatkan sampai saat ini. Bahkan di berbagai negara-negara di dunia 

umunya di Indonesia topik tersebut menjadi hal menarik untuk di diskusikan. Dalam 

perkembangannya terdapat dua golongan yang menyikapi isu ini. Pertama kelompok 

yang sangat percaya bahwa demokrasi dan pluralisme diibaratkan seperti laut dan 

pantai dimana keduanya tidak dapat dipisahkan bahkan mereka berpandangan 

bahwasnya demokrasi dan pluralisme itu haruslah berjalan beriringan dan saling 

menopang.40 

Kelompok kedua adalah mereka yang menolak pluralisme sebagai paham 

yang tidak dapat diterima. Kelompok ini menerima perbedaan tetapi menolak prinsip  

pluralis. Bagi kelompok ini pluralitas juga harus menghormati kaum mayoritas.  

                                                 
40Masykuri Abdillah, Islam & Dinamika Sosial Politik Di Indonesia (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2015), h 67. 
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Namun Indonesia muncul sebagai negara yang mampu menyandingkan antara 

demokrasi dan pluralisme. Menurut Rizal Sukma, duta besar Republik Indonesia 

untuk kerajaan Inggris menagatakan bahwa Indonesia harus berbangga menjadi salah 

satu negara demokrasi terbesar di dunia. Hal ini tidak terlepas dari perjuangan 

reformasi pada tahun 1998. 

Selama dua dekade terakhir Indonesia telah menajadi contoh bagaimana 

pluralisme dan demokrasi itu berjalan beriringan. Indonesia merupakan negara 

dengan kemajuan demokrasi paling besar di kawasan Asia Tenggara. Rizal 

menjabarkan tentang capaian demokrasi yang ada di Indonesia seperti kebebasan 

pers, sistem pemerintahan sipil, sistem desentralisasi dan sistem multi partai. Dalam 

ranah politik, pluralisme menyiratkan partisipasi berbagai kelompok sosial 

dalam kehidupan demokrasi. Artinya, pluralisme menghargai dan bahkan 

mempromosikan bahwa sektor-sektor dengan ideologi yang berbeda menjadi bagian 

dari proses pemilu atau pengambilan keputusan suatu pemerintahan. 41 

Keterkaitan antara demokrasi dan pluralisme dapat dilihat dari salah satu nilai 

yang terkandung dalam demokrasi yakni adanya kesadaran akan keberagaman 

dimana masyarakat yang hidup demokratis harus menjaga keberagaman yang ada di 

masyarakat. Demokrasi menjalin keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga 

negara. Demokrasi dari perspektif pluralisme dimaksudkan adanya kebebasan dalam 

kemajemukan masyarakat dimana di Indonesia sendiri terdapat beragam golongan 

                                                 
41Pippa Norris dan Ronald Inglehart. Sekularisasi Ditinjau Kembali: Agama dan Politik di 

Dunia Dewasa Ini (Bandung: Pustaka Alvabet, 2009), h. 107. 



33 

 

 

 

baik suku, budaya, agama serta keyakinan yang berbeda-beda. Perbedaan itulah yang 

biasanya menyebabkan terjadinya pertentangan dan konflik antar kelompok 

masyarakat. Oleh karena itu, masayarakat harus memahami arti demokrasi dan 

pluralisme.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42Made Saihu. Merawat Pluralisme Merawat Indonesia: Potret Pendidikan Pluralisme 

Agama Di Jembrana-Bali (Sleman: Deepublish, 2019), h. 76. 
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   BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian 

kualitatif adalah jenis penelitian yang menggambarkan situasi apa adanya yang juga 

menggunakan metode analisis kualitatif43. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

penelitian kualitatif karena sesuai dengan kondisi yang akan peneliti amati, yang 

bersifat elaboratif, sehingga dapat membantu peneliti dalam menggali informasi yang 

lebih dalam terkait dengan Komunitas Gusdurian di Kota Makassar. 

2. Lokasi Penelitian  

Sebagaimana terlihat pada judul penelitian ini, lokasi penelitian adalah di 

Kota Makassar. Objeknya adalah satu organisasi yang bergerak di bidang sosial 

agama, yaitu Komunitas Gusdurian Makassar. Peneliti memilih lokasi ini karena 

peneliti melihat bahwa Komunitas Gusdurian adalah komunitas yang juga membahas 

tentang toleransi sebagai satu bagian atau subjek kajiannya. Selain itu, jaringan ini 

juga telah tersebar di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peneliti melihat Gusdurian 

lebih terbuka dibanding gerakan lintas iman lainnya sebagaimana dapat dilihat pada 

aktivitas para anggotanya lewat media sosial mereka yang selalu update. 

                                                 
43Iwan Hermawan, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed 

Method (Cet. I:; Kuningan: Hidayatul Quranb Kuningan, 2019), h. 100. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu: 

1. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis dalam studi agama digunakan untuk dapat melihat 

bagaimana masyarakat memahami dan mempraktekkan agama. Juga apa pengaruh 

individu dan kelompok terhadap agama dan sebaliknya. Pada pendekatan sosiologis 

ini agama akan lebih muda untuk dipahami dikarenakan kepentingan sosial 

merupakan alasan mengapa agama itu sendiri diturunkan44. Dalam penelitian ini, 

pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui peran Komunitas Gusdurian. 

Melalui pendekatan sosiologis peneliti dapat menggambarkan tentang keadaan 

Komunitas Gusdurian dengan para pengikut dan pemerhati Gus Dur. Terutama dalam 

menyebarkan gagasan toleransi beragama terhadap generasi muda di Kota Makassar. 

2. Pendekatan Fenomenologi Agama 

Pendekatan Fenomenologi agama digunakan untuk mengetahui pengalaman 

agama dari para informan serta dari peneliti itu sendiri terkait dengan masalah 

penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk melihat 

realitas yang berkembang di masyarakat tentang faktor pendukung dan penghambat 

dalam menyebarkan gagasan toleransi, serta untuk melihat gejala-gejala keagamaan 

pada Komunitas Gusdurian. 

 

                                                 
44Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 83. 
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C. Sumber Data 

Secara umum, data penelitian ini didapatkan dari data lapangan dan data tertulis. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan mengelompokkan sumber data sebagai 

berikut: 

1. Data Primer 

Data primer (primary data) merupakan data yang didapatkan melalui ucapan 

informan secara lisan dalam bentuk verbal atau kata-kata, tindakan atau tingkah laku 

yang dilakukan oleh informan. Untuk mendapatkan data primer peneliti akan 

melakukan observasi secara langsung dengan ikut serta dalam kegiatan Gusdurian, 

kemudian melakukan wawancara dengan pengurus serta anggota dari Komunitas 

Gusdurian juga di kalangan generasi muda yang terlibat, serta dengan 

mendokumentasikan segala aktivitas saat sedang melakukan observasi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder (Secondary data) merupakan data yang akan menjadi 

pendukung dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh 

dengan membaca literatur yang mencakup berbagai macam bacaan ilmiah yang ada 

kaitannya dengan gagasan toleransi beragama dan pemikiran-pemikiran Gus Dur. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini merupakan penelitian sejarah maka metode 

pengumpulan data yang digunakan terdiri dari: 

1. Heuristik 

Heuristik merupakan tahapan pengumpulan sebanyak-banyaknya sumber 

sejarah yang relevan dengan tulisan yang akan dikaji. Sumber sejarah merupakan 

bahan bahan yang di gunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang 

nantinya di gunakan sebagai instrument dalam pengelolaan data dan merekonstruksi 

sejarah.  

  Sumber sejarah primer adalah sumber sejarah yang direkam dan dilaporkan 

oleh para saksi mata (eyewitness). Data-data dicatat dan dilaporkan oleh pengamat 

atau partisipan yang benar-benar mengalami dan menyaksikan suatu peristiwa 

sejarah. Sedangkan sumber sejarah sekunder disampaikan bukan oleh orang yang 

menyaksikan atau partisipan suatu peristiwa sejarah. Sumber sekunder bukanlah 

orang yang hadir dan menyaksikan sendiri suatu peristiwa, ia melaporkan apa yang 

terjadi berdasarkan kesaksian orang lain.45 

 Sumber skunder yang dimaksud berupa  buku buku, jurnal, laporan penelitian 

dan skripsi yang relevan dengan penelitian ini. Data tersebut di peroleh dari beberapa 

lembaga di makassar seperti: berbagai perpustakaan-perpustakaan yang ada di kota 

Makassar baik perpustakaan kampus maupun perpustakaan daerah, tokoh-tokoh buku 

                                                 
45A. Daliman, Metode Penelitian Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2015), h. 52. 
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yang ada di Makassar dan koleksi perorangan yang ada kaitansecara langsung dengan 

yang penulis teliti. 

2. Kritik Sumber 

Kritik sumber berarti usaha untuk menilai,menguji,serta menyeleksi sumber 

sumber yang autentik (asli). Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat otentisitas 

(keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas sehingga terhindar dari kepalsuan. Kritik 

sumber terdiri dari dua yaitu kritik internal dan kritik eksternal. 

Penentuan keaslian suatu sumber berkaitan dengan bahan yang digunakan dari 

sumber tersebut, atau biasa disebut kritik eksternal. Sedangkan penyeleksian 

informasi yang terkandung dalam sumber sejarah, dapat dipercaya atau tidak, dikenal 

dengan istilah kritik internal. Setiap sumber sejarah diperlakukan sama, yakni 

diseleksi baik dari segi eksternal maupun internalnya. Tahap penyeleksiannya harus 

sistematis, yakni diawali dengan kritik eksternal dan kemudian kritik internal. Jika 

tahap pertama suatu sumber sejarah tidak memenuhi syarat sebuah sumber sejarah 

(dari segi otentisitasnya), tidak perlu dilanjutkan verifikasi berikutnya46 

3. Interpretasi 

Interpretasi yaitu proses menafsirkan fakta sejarah yang telah ditemukan 

melalui proses kritik sumber sehingga akan terkumpul bagian bagian yang akan 

menjadi fakta serumpun. 

                                                 
46Abd. Rahman Hamid dan Muh. Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: 

Ombak, 2014), h. 47-48. 
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Tidak jarang pada tahap ini ditemukan subjektivitas dalam penulisan sejarah 

karena adanya perbedaan pandangan. Untuk menghindari yang namanya subjektivitas 

dalam penulisan sejarah maka penulis akan menggunakan pendekatan-pendekatan 

tertentu. Kecermatan dalam membaca sumber sangat dibutuhkan karena tidak semua 

sumber dapat dijadikan fakta. Kelihaian dalam menginterpretasikan sumber akan 

sangat membantu dalam penulisan sejarah karena ditahapan ini apa yang menjadi 

pertanyaan dalam topik penelitian akan terjawab.47 

4. Historiografi 

 Historiografi berarti penulisan sejarah, tahap ini merupakan penyajian atas 

berbagai fakta yang telah terkumpul. Ditahap ini juga fakta fakta sejarah di 

interpretasikan dan kemudian penulis menyampaikan sintesa yang di peroleh dari 

penelitian yang dilakukan dan disampaikan dalam bentuk karya ilmiah atau tulisan. 

 Historiografi merupakan puncak dari segala-galanya dalam metode 

penelitian sejarah. Sejarawan pada fase ini mencoba menangkap dan memahami 

histoire realite atau sejarah sebagaimana terjadinya.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah  (Yogyakarta: Ombak, 2016), h. 9. 
48Abd. Rahman Hamid dan Muh. Saleh Madjid,  Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: 

Ombak, 2014), h. 52-53. 
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E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti adalah instrumen kunci. 49Artinya instrumen 

utama dari penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Selanjutnya, dalam melakukan 

penelitian peneliti membutuhkan beberapa alat bantu dalam mengumpulkan dan 

menyimpan data seperti alat-alat tulis, buku tulis, pedoman wawancara, kamera dan 

alat perekam. 

 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data  

1. Teknik Pengolahan Data  

Untuk mengolah data yang pertama dilakukan oleh peneliti yaitu menyusun 

dan mengklasifikasi menjadi data primer dan data sekunder, kemudian menyusun 

transkrip wawancara, catatan dan dokumentasi di lapangan yang merupakan hasil 

wawancara observasi. Selanjutnya yaitu, mengolah data berdasarkan pada komponen 

data yang diperlukan dengan melihat fokus permasalahan dengan membaginya 

menjadi tiga yaitu; data yang berkaitan dengan bentuk gagasan toleransi beragama 

menurut Komunitas Gusdurian. 

2. Teknik Analisis Data  

Agar data diperoleh dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai hasil akhir 

yang baik maka teknik yang digunakan yaitu metode model Miles dan Huberman.50 

                                                 
49Lexy Johannes Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XV; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 3. 
50Sugiyono, Memahami Penelition Kualitatif (Bandung, Alfabeta, 2012), h. 246.  
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a. Reduksi data, yaitu proses memilih, menajamkan, menyederhanakan, menyortir 

dan mengorganisasi data untuk dilakukan penyajian data. Reduksi data ini 

dimaksudkan untuk memfokuskan pada data yang dianggap penting, sehingga 

data yang didapat merupakan data yang valid dan memberikan gambaran yang 

jelas terhadap data yang dicari. 

b. Penyajian data, yaitu proses menyusun data yang telah melewati tahap reduksi. 

Penyajian data tersebut dapat berupa tabel, grafik, bagan dan matriks. Tujuannya 

yaitu untuk mengelompokkan data sehingga dalam pemaparannya lebih dipahami 

dan dimengerti oleh pembaca. 

c. Penarikan Kesimpulan, yaitu merupakan proses menarik kesimpulan dan 

melakukan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan yang didapat tersebut kemudian 

dilakukan verifikasi dengan akurat dan pada tahap ini pula keseluruhan 

permasalahan dijawab sesuai dengan kategori data dan masalahnya, dengan 

menunjukkan kesimpulan yang mendalam dari peneliti. 

d. Keabsahan data, yaitu proses terakhir di mana data tersebut dikatakan valid atau 

tidak valid. 51Pada tahap terakhir ini peneliti kembali melakukan pengecekan 

bahwa hasil data yang dilaporkan dari hasil wawancara, untuk mencari apakah 

tidak terdapat perbedaan dengan apa yang terjadi sesungguhnya 

 

 

                                                 
51Lexy Johannes Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 45.  
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G. Kerangka Konseptual 

Kerangka konsep dalam sebuah penelitian merupakan salah satu unsur yang 

sangat penting agar menjadi dasar dalam menentukan arah penelitian yang akan 

diteiti sesuai dengan yang diinginkan. Penelitian dengan judul Merawat Pluralisme 

dan Demokrasi Indonesia: Kontribusi Komunitas Gusdurian Makassar (2014-2021) 

mengarah pada penggalian informasi tentang latar belakang terbentuknya Komunitas 

Gusdurian Makassar, dinamika komunitas Gusdurian Makassar serta respon terhadap 

kehadiran komunitas Gusdurian dalam merawat Pluralisme dan Demokrasi di 

Makassar. 

Latar belakang berdirinya komunitas Gusdurian di Makassar berkiatan dengan 

upaya memperluas gerakan Gusdurian ke berbagai daerah di Indonesia salah satunya 

di Kota Makassar, dengan tujuan  merawat nilai-nilai dan perjuangan Gus Dur di 

Makassar. Penelitian ini terlebih dahulu melihat situasi sosial, keagamaan politik dan 

geografis sebelum komunitas Gusdurian berdiri pada tahun 2013 di Makassar. 

Faktor-faktor berdirinya komunitas Gusdurian di Makassar berkaitan dengan kondisi 

sosial dan jejak spritual Gus Dur di Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga 

mengungkapkan kontribusi komunitas Gusdurian Makassar upaya merawat 

pluralisme dan demokrasi di Makassar. 

Dalam mengurai dinamika komunitas Gusdurian Makassar secara kompleks, 

maka dalam penelitian ini membahas awal lahirnya komunitas Gusdurian Makassar, 

peran komunitas Gusdurian dalam merawat pluralisme dan demokrasi di Makassar. 

Gerakan komunitas Gusdurian Makassar tidak hanya membangkitkan semangat 
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berbagai elemen dalam menjaga pluralisme dan demokrasi tetapi juga komunitas ini 

memberikan dampak yang signifikan terhadap cara pandang anggota komunitas 

dalam mengimplementasikan plururalisme. 

Untuk memahami gerakan komunitas Gusdurian dalam merawat pluralisme 

dan demokrasi di Makassar dari tahun 2013 hingga tahun 2021secara komprehensif 

pada peneitian ini digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar Kerangka Konseptual 
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 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kota Makassar 

PETA ADMINISTRASI KOTA MAKASSAR 

 

1. Keadaan Geografi  

Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, suatu wilayah yang 

dahulu bernama Kota Ujung Pandang, terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi 

antara 119024'17'38 BT dan 508'6'19" LS serta berbatasan dengan sebelah utara 

dengan 
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Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene, sebelah timur dengan Kabupaten 

Maros dan Kabupaten Gowa, sebelah selatan dengan Kabupaten Takalar dan sebelah 

barat dengan Selat Makassar.52 Kota Makassar memiliki topografi kemiringan tanah 

0-2o (datar) dan kemiringan tanah 3 -15o (gelombang) dengan luas 175,77 kilometer 

persegi Iklimnya beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 26 o C sampai 29 o C. 

Kota Makassar memiliki kondisi iklim tropis dengan monsun tropis (Am) tipe iklim 

tercermin dalam kontras antara curah hujan rata-rata musim hujan dan musim 

kemarau: Musim hujan biasanya berlangsung dari November hingga Maret dan 

musim kemarau dari Mei hingga September. Suhu rata-rata di kota Makassar adalah 

26,0 -29,0 derajat. Curah hujan tahunan rata-rata di wilayah tersebut adalah 2.700-

3.200 milimeter.  

Kota Makassar merupakan kota yang terletak langsung di pesisir pantai dan 

memanjang sepanjang koridor barat dan utara yang dikenal juga dengan sebutan 

“Waterfront City” yang meliputi beberapa sungai seperti Sungai Tallo, Sungai 

Jeneberang dan Sungai Pampang serta memiliki dataran rendah. yang berada pada 

ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut. 

Secara administratif, batas-batas wilayah Kota Makassar adalah: 

Perbatasan Utara : Daerah dan pulau Maros dan Pangkajene 

Perbatasan Timur : Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa 

Perbatasan Selatan : Kabupaten Gowa dan Takalar 

                                                 
52Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Kota Makassar dalam Angka Makassar Municipality 

2022 (Makassar, 2021), h. 3  
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Perbatasan Barat : Jalan Makassar   

Kota Makassar terletak di bagian selatan pulau Sulawesi. Perkembangan 

kawasan perkotaan Makassar dimulai dari pesisir yang terletak di antara dua sungai 

penting, Jeneberangi dan Talojoki. Batas utara Makassar adalah pedalaman dan 

dihuni oleh suku Bugis, sedangkan batas selatan dihuni oleh suku Makassar. 

Perkembangan Kota Makassar sebagai kota perdagangan dan pelabuhan didukung 

oleh wilayah utara. Negara tak bertanah membawa bahan mentah dari sumber daya 

alam ke Makassar untuk dijual di pasar. Kota Makassar bagian barat merupakan Selat 

Makassar dan terdapat beberapa pulau kecil.53 

Pulau-pulau tersebut digunakan untuk mendukung perkembangan kota yaitu 

sebagai pelindung dan pemenuhan kebutuhan kota Makassar. Keberadaan pulau-

pulau kecil digunakan sebagai pencegah badai dan ombak yang mengganggu perahu 

atau kapal yang berlayar di pelabuhan Makassar. Sebagian besar penduduk Kota 

Makassar yang terletak di pulau-pulau kecil ini adalah suku Makassar yang mata 

pencahariannya berhubungan dengan laut.  

Secara umum topografi Kota Makassar terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 

Bagian barat di utara relatif rendah, dekat dengan pantai, bagian timur 

memiliki topografi berbukit, seperti Desa Antang Kecamatan Panakukang. Kota 

Makassar, sebuah kota metropolitan, adalah rumah bagi penduduk yang beragam dan 

multietnis. Ada beberapa kelompok etnis termasuk Bug, Makassar, Mandar, Toraja, 

                                                 

53Darwis Muhdina, “Peran Pemerintah Terhadap Kerukunan Umat Beragama di Kota 

Makassar” Disertasi (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013), h. 11.  
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Luas Daerah Kota Makassar Berdasarkan 
Kecataman

Buton, Cina, Jawa dll. Secara administratif Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan, 

yaitu:Kecamatan Marisa, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung 

Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Kep. Sangkarrang, Tallo, Panakukang, 

Manggala, Biringkanaya dan Tamalate.54 

Adapun presentase terhadap luas wilayah menurut kecamatan di Kota 

Makassar sebagai berikut: 

Tabel. 1. 

 

 

 

 

                                          

Sumber: BPS Makassar, 2022 

 

Persebaran penduduk Kota Makassar dirinci per kecamatan menunjukkan 

bahwa Kota Makassar yang diukur di Kecamatan Biringkanaya memiliki luas 

wilayah terluas 28,22 km sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Sangkarang 

dan Mariso. 1, 82 km.  

                                                 

54Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Kota Makassar dalam Angka Makassar Municipality 

2022, h. 7  
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2. Keadaan Demografi 

Makassar adalah kota multietnis, sebagian besar penduduknya adalah suku 

Makassar dan suku Bugis, selain suku Toraja, Mandar, Tionghoa, Buttonos, Jawa, 

dll.55 Jumlah penduduk kota Makassar pada tahun 2022 sebanyak 1.463.809 jiwa, 

terdiri dari 728.030 laki-laki dan 735.779 perempuan. Penduduk menurut agama 

terdiri dari 1.298.251 Muslim, 104.412 Kristen Protestan, 42.401 Katolik, 1.624 

Hindu, 16.881 Buddha, 43 Khonghucu dan 197 penganut. 56  

Jumlah penduduk Kota Makassar terbagi dalam kecamatan, jumlah penduduk 

terbesar berada di Kecamatan Biringkanaya yaitu 2.125.991 jiwa, disusul Kecamatan 

Tamalate 186.428 jiwa, Kecamatan Manggala 156.110 jiwa, Kecamatan Rappocin 

150.346 jiwa, Kecamatan Panakuka 1.47, Kecamatan Tallo 140 jiwa, Kecamatan 

Tallo 140.1412 jiwa, Tinggi 140,2. Kecamatan Ujung Pandang 82.761, Kecamatan 

Mariso 58.716, Kecamatan Mamajang 58.073, Kecamatan Bontoala 55.804, 

Kecamatan Ujung Tanah 37.002, terakhir anak laki-laki 0, Pulau Wajo 30.051, Sjung 

0514. 4 Pandang4.  

 

Tabel. 2. 

Jumlah Penduduk Kecamatan Berdasarkan 

Penganut Agama Tahun 2022 

                                                 

55Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Kota Makassar dalam Angka Makassar Municipality 

2021 (Makassar, 2021), h.  5.  

56Charta, Penyelenggara Bimas Islam, Wawancara, 19 Januari 2023.  
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No. Wilayah Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Konghucu Kepercayaan 

1. Mariso 52.659 3.604 1.840 58 546 1 8 

2. Mamajang 48.327 5.417 3.079 88 1.150 3 9 

3. Makassar 70.383 6.610 3.734 28 1.983 4 10 

4. Ujung 

Pandang 

15.292 4.399 2.851 36 2.415 7 6 

5. Wajo 19.876 3.610 2.184 25 4.345 14 6 

6. Bontoala 49.934 2.196 1.582 13 2.069 4 6 

7. Tallo 144.008 2.584 777 76 372 0 14 

8. Ujung Tanah 35.928 518 220 20 311 4 1 

9. Panakkukang 119.437 18.166 5502 178 932 0 14 

10. Tamalate 144.008 9.209 5.418 208 1521 4 1 

11. Biringkanaya 186.754 20.321 4.844 528 132 0 17 

12. Manggala 143.057 9.037 3.675 135 201 3 72 

13. Rappocini 135.833 9.394 4.182 119 797 1 11 

14. Tamalanrea 92.049 9.329 2.513 112 107 0 4 

15. Kepulauan 14.726 8 0 0 0 0 0 
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Sangkarrang 

Kota Makassar 1.298.251 104.412 42.401 1.624 16.881 43 197 

BPS Kota Makassar 

Populasi didasarkan pada sebagian besar pengikut agama, dengan mayoritas 

beragama Islam dan tinggal di subdivisi Biringkanaya. Namun, tidak ada alasan bagi 

orang-orang dengan pendukung tingkat minoritas untuk terbelakang. Sebaliknya, 

pahamilah tujuan hidup yang majemuk. Tugas manusia adalah hidup berdampingan 

dan menerima keberagaman. 

Kebhinekaan masyarakat jangan jadi pemicu, tapi rasa saling menghargai 

harus menjadi pemicu kohesi. Untuk menjelaskan keragaman masyarakat, penulis 

menunjukkan bahwa keragaman yang ada di Kota Makassar sangat sesuai dengan 

adanya kebebasan beragama dan ditaatinya peraturan agama dan peraturan Menteri 

Dalam Negeri. Jumlah pemeluk agama berdasarkan agama pada tahun 2022, 

meliputi:  

Tabel. 3. 

Jumlah Rumah Ibadah berdasarkan Tahun 2022 

NO Nama Rumah Ibadah Jumlah Rumah Ibadah 

1. Mesjid 1351 

2. Gereja Protestan 221 

3. Gereja Katolik 11 
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4. Pura 2 

5. Vihara 31 

 

3. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat 

Kota Makassar terdiri dari banyak suku, etnis dan agama. 57 Keberagaman 

masyarakat di Kota Makassar berada pada level yang tinggi dengan adanya perbedaan 

agama, kepercayaan, aliran, budaya, namun kerjasama antar masyarakat sangat erat 

baik dalam forum antar umat beragama maupun dalam kerjasama sosial. Kesempatan 

untuk saling membantu antar kelompok masyarakat tercermin dalam kehidupan 

masyarakat. 58 

Terjalinnya keharmonisan masyarakat dipengaruhi oleh adanya kerjasama 

yang sehat, keikhlasan dalam memahami dan menyikapi kehidupan multikultural 

sangat penting sesuai dengan kelangsungan keharmonisan sosial.59 Secara 

konstitusional, pelestarian kehidupan majemuk dapat dilihat pada penegasan Pasal 29 

UUD 1945, dalam gagasan sidang terakhir, Sidang Luar Biasa MPR RI tahun 1998, 

yang dirumuskan tentang upaya reformasi daerah. Kehidupan beragama harus 

                                                 

57Darwis Muhdina, “Peran Pemerintah Terhadap Kerukunan Umat Beragama di Kota 

Makassar” Disertasi (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013), h. 12.  

58Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Kota Makassar dalam Angka Makassar Municipality 

2021, h. 54. 

59Marshall G. S Hudgson, The Venture of Islam Conscience and History a World Civilization 

(Chicago, Illions, USA: Chicaho University Press, 1974), h. 7.   
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memajukan kerukunan antar umat beragama dan membangun serta memperkuat 

jaringan antar umat beragama.60         

Kemungkinan terciptanya kerukunan umat beragama sangat terlihat, meskipun 

hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa mayoritas penduduk Kota Makassar 

beragama Islam, namun juga masyarakat minoritas tidak terpinggirkan dan dapat 

hidup berdampingan. Masyarakat Kota Makassar terdiri dari berbagai suku, ras, adat 

istiadat, agama dan kepercayaan yang tersebar di seluruh kecamatan dan kecamatan. 

Semua umat beragama berusaha menegakkan agamanya sebaik mungkin di tengah-

tengah masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk memperkuat 

keimanan masyarakat.  

Berdasarkan ungkapan Kesbangpol Kota Makassar, pemerintah bekerja sama 

memperkuat peningkatan keimanan di tempat-tempat fundamental Kota Makassar, 

yakni jalan wisata. Melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat hidup 

rukun dan damai. Mari kita ciptakan kerjasama antara pemerintah daerah, 

kementerian agama, kementerian sosial, forum keagamaan, pemuda agama, dll untuk 

menciptakan persatuan dan kesatuan masyarakat multikultural. .61 

Seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu, hidup di masa 

depan yang semakin mengglobal, masyarakat pada umumnya membutuhkan seorang 

pemimpin yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada dan dihadapi, 

terutama untuk menghadapi keragaman kehidupan berbangsa dan bernegara. , politisi, 

                                                 

60Syahrin Harahap, Teologi Kerkunan, h. 6.  

61Zainal Ibrahim, Kepala Badan Kesbangpol Kota Makassar, Wawancara, 19 Januari 2023.  
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agama, budaya, pemuda dan dari seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kehadiran 

para tokoh, tokoh agama, pemuda dan pemudi serta warga masyarakat yang 

memahami bahwa menjaga kerukunan adalah bagian dari perintah dan ketaatan 

kepada Tuhan. 62 

Agama pada dasarnya adalah pandangan hidup manusia yang berasal dari 

Yang Maha Kuasa, pedoman hidup ini berisi aturan-aturan atau petunjuk-petunjuk 

berupa dos dan don't yang harus dipatuhi oleh umat manusia. Jika melihat agama dari 

sudut pandang seluruh kehidupan, maka agama sebenarnya tidak menyangkut 

dimensi ritual atau hanya mementingkan upacara, tetapi juga masyarakat dan seluruh 

aktivitas kehidupan manusia, yaitu. itu biasanya disebut hubungan dengan Tuhan dan 

hubungan dengan orang lain. 

Dapat dikatakan bahwa penduduk Kota Makassar sangat disibukkan dengan 

aktivitas masyarakat dari berbagai latar belakang, profesi dan pekerjaan tentunya 

masing-masing berusaha untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Dalam 

melaksanakan langkah-langkah tersebut, diharapkan mereka dapat bekerja sama 

untuk hidup rukun, damai dan aman. Penduduk kota Makassar mengalami 

perkembangan pesat hampir di semua wilayah. Oleh karena itu, peran pemerintah 

selalu dibutuhkan untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, juga 

diperlukan keikhlasan, kejujuran dan menjunjung tinggi kebenaran dengan 

melakukan segala cara untuk mewujudkan bangsa dan negara yang penuh kedamaian 

                                                 

62Syahrin Harahap, Teologi Kerkunan (Cet. I; Jakarta: Prenada, 2011), h. 8. 
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dan keharmonisan. bukan hanya teori yang akan dipaparkan nanti. dianggap penting 

bagi kesejahteraan manusia. 

Sebagaimana diuraikan di atas, pluralisme dalam masyarakat bukanlah 

masalah yang dapat menimbulkan konflik, melainkan suatu upaya yang harus 

diperhatikan, dipupuk dan dilaksanakan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis 

dan sejahtera. Berbagai upaya dilakukan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara 

agar terus berkembang.   

B. Eksistensi Komunitas Gusdurian di Kota Makassar 

Pada pembahasan sebelumnya telah digambarkan kondisi Makassar 

merupakan Kota yang plural di dalamnya terdapat berbagai kelompok-kelompok 

masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang suku dan ras yang berbeda-beda 

diantaranya Bugis, Makassar, Jawa, Arab, Tionghoa dan suku entnik lokal Sulawesi 

Selatan. Selain itu, di Kota Makassar juga terdapat beragam agama yang dianut oleh 

penduduknya diantaranya, Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, Budha, Konghuchu dan 

penhayat kepercayaan. Keberagaman masyarakat ini menjadi potensi untuk 

menciptakan keselarasan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. 

Di Kota Makassar ada beragam lembaga maupun komunitas yang bergerak 

pada isu pluralisme dan jaringan lintas iman yang dapat menjadi wadah bagi seluruh 

elemen masyarakat dalam merawat pluralitas di Kota Makassar. Diantaranya seperti 
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Peace Generation Makassar, Mahabbah Institute for Peace and Goodness (MIPG), 

Kita Bhineka, Persaudaraan Lintas Iman dan Komunitas Gusdurian Makassar63  

Salah satu komunitas yang bergerak pada isu-isu Pluralisme dan Demokrasi di 

Kota Makassar adalah komunitas Gusdurian Makassar. Gusdurian Makassar 

merupakan wadah berkumpulnya individu-individu yang mencintai, merawat dan 

meneruskan pemikran dan perjuangan Gus Dur.  

1. Sejarah dan Dinamika Komunitas Gusdurian Makassar 

Gusdurian merupakan sebuah komunitas yang menjadi arena sinergis bagi 

para murid, pengagum dan penerus pemikiran serta perjuangan Gus Dur. Komunitas 

Gusdurian memfokuskan pada sinergi politik nonpraktis yang mana meliputi empat 

dimensi besar yang ditekuni Gus Dur yaitu: Islam dan keimanan, kultural, negara dan 

kemanusiaan.  

Gusdurian sebagai sebuah komunitas yang berupaya untuk melanjutkan 

perjuangan Gus Dur baru hadir setelah Gus Dur wafat, yaitu didirikan satu tahun 

pasca meninggalnya Gus Dur pada tanggal 30 Desember 2010, komunitas ini 

diprakarsai oleh kelompok minoritas yang merasa sedih atas meninggalnya Gus Dur. 

Mereka menganggap bahwa tidak ada lagi yang mampu untuk membela jika Gus Dur 

telah wafat. Setelah Gus Dur wafat, orang-orang berdatangan kepada putri Gusdur, 

Allisa Wahid, dan mengadukan nasibnya. Ke mana mereka akan berlindung, ke mana 

                                                 

63 Indo Santalia dan Syamsul Arif Galib, “Prodi Studi Agama-Agama sebagai Pelopor 

Inklusifitas Beragama: Refleksi Pengalaman Prodi Studi Agama-Agama UIN Alauddin Makassar”, 

Religi vol. XV, no. 1 Jan-Juni (2019): h. 7 
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harus meminta bantuan. Dulu, ketika ada masalah Gus Dur akan selalu hadir untuk 

membela.Dari situlah sehingga mulai digagas untuk dibentuk komunitas yang dapat 

meneruskan perjuangan Gus Dur.  

Semangat dari para penggerak Gusdurian semakin tinggi sehingga dari waktu 

ke waktu komunitas Gusdrian lokal kemudian banyak yang terbentuk di daerah-

daerah. Hal tersebut didukung karena Gusdurian yang tidak terikat tempat, karena 

Gusdurian adalah anak-anak ideologis Gus Dur yang tersebar di penjuru Indonesia 

hingga mancanegara. Setidaknya hingga sekarang Gusdurian telah terbentuk di 130. 

Kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, melihat semakin pesatnya perkembangan 

Komunitas Gusdurian sehingga dibentuklah SekNas (Sekretariat Nasional) Jaringan 

Gusdurian sebagai upaya untuk merangkai kerja bersama guna menjadi penghubung 

dan pendukung kerja-kerja Gusdurian di berbagai daerah. Perkembangan komunitas 

Gusdurian tidak hanya terfokus di Jawa saja tetapi juga mengalami perkembangan di 

berbagai wilayah yang ada di Indonesia. 

Kawasan Indonesia bagian timur sebuah wilayah yang beragam suku, agama 

dan kebudyaan. Sembilan nilai utama Gusdur (Ketauhidan, Kemanusiaan, Keadilan, 

Kesetaraan, Pembebasan, Kesederhanaan, Persaudaraan, Kekesatriaan, dan Kearifan 

tradisi) dapat menjadi pilar dalam merawat keberagaman tersebut. Sehingga 

keberadaan komunitas Gusdurian di wilayah ini sangat penting dalam menenamkan 

nilai-nilai tersebut. 

Melacak keberadaan komunitas Gusdurian di wilayah Indonesia Timur tidak 

bisa dipisahkan dari keberadaan Makassar sebagai sebuah Kota Metropolitan, 
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masyarakat makassar yang sangat Plural turut mewarnai hadirnya komunitas 

Gusdurian di kota ini. Hingga saat ini belum ditemukan sumber, ataupun dokumen-

dokumen terkait pendirian komunitas Gusdurian di Kota Makassar. Akan tetapi jika 

merujuk pada hasil wawancara dengan Suaib Prawono pada tangga 23 Februari 2023 

di sekretariat Lapar Sul-Sel Jln. Tidung, perlu diketahui juga bahwa Suaib Prowono 

ini merupakan pendiri dan juga Koordinator pertama komunitas Gusdurian Makassar. 

Dalam keterangannya dia menjalaskan bahwa gerakan komunitas gusdurian 

pertama kali hadir di Makassar tahun 2013. Dalam pola gerakannya komunitas 

Gusdurian menggunakan pola door to door (pondok ke pondok dan masjid ke 

masjid). Pola ini dipertehankan hingga komunitas gusdurian go to public yang 

ditandaai dengan dilakukannya dialog bersama dengan berbagai komunitas dan 

oraganisasi diantaranya komunitas Tionghoa, Ahmadiyah, HMI Maktim, jaringan 

lintas agama, aktivis-aktivis LGBT hingga komunitas Bissu yang berlokasi di sekret 

IKPMI di jalan landak di tahun yang sama. 64 

Dialog dengan tema “Membincang hak-hak miniritas pasca Gus Dur” menjadi 

tema sentral dalam pertemuan tersebut. Jika mengamati dialog tersebut dan melihat 

kehadiran kelompok Ahmadiyah dan aktivis LGBT menjadi poin penting dalam 

gerakan-gerakan komunitas Gusdurian dalam merawat Pluralisme dan Demokrasi di 

Kota Makassar. Isu LGBT dan Ahmadiyah di tahun-tahun tersebut merupakat isu 

sensitif dan sangat bertolak belakang dengan masyarakat SulawesiSselatan dan secara 

                                                 

64Suaib Prawono (43 tahun), Tidung, 13 Februari 2023.  
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khusus Makassar.jika di pandang pada sisi kebudayaan dan keagamaan. Penulis 

melihat puls bahwa dua isu ini bertolak belakang dengan nilai ketauhidan pada asas 

komunitas Gusdurian. Namun disisi lain terdapat juga nilai kemanusiaan dalam asas 

komunitas sehingga menurut penulis asas kemanusiaan inilah yang menajadi poin 

dalam merangkul keberadaan komunitas LGBT dan Ahmadiyah. 

Komunitas Gusdurian Makassar mengalami perkembangan yang sangat 

signifikan pada saat kerelibatan dewan pembina komunitas diantaranya Prof Kadir 

Ahmad, Dr. Firdaus Muhammad, Syafrilla dan Syamsu Rijal Adnan. Langkah awal 

yang dilakukan komunitas dalam mendukung isu-isu pluralisme yaitu dengan 

mengadakan dialog keberagaman dan menyampaikan pesan-pesan perdamaian 

malalui spanduk ucapan Natal di gerja-geraja besar di Makassar. Tidak hanyak 

ucapan selamat natal saja tetapi di setiap perayaan hari hari besar agama-agama yang 

ada di Makkassar komunitas Gusdurian menyampaikan pesan damai melalui 

sapanduk.65 

Hal serupa juga diamini oleh Andi Tenri Wuleng salah seorang anggota 

komunitas Gusdurian Makassar, dia menerangkan bahwa teman-teman komunnitas  

Gusdurian rutin melakukan pemasangan spanduk di beberpa titik central tempat-

tempat ibadah pada saat perayaan natal dan imlek di Kota Makassar. 

Lebih lanjut Tenri mengatakan bagi saya pemasangan spanduk merupakan 

tindakan-tindakan yang mungkin saja sepele dan terlihat kecil tetapi hal tersebut 

                                                 

65 Suaib Prawono, (43 tahun), Tidung, 13 Februari 2023.  
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mempunyai efek yang besar. dalam untuk merawat kebhinekaan tidak selalu 

ditunjukkan dengan tindakan-tindakan yang besar namun bisa juga dengan hal-hal 

kecil tetapi konsisten seperti pemasangan spanduk pesan damai hal ini merupakan 

upaya dalam menguatkan pluralisme di Makassar.66 

Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Komunitas Gusdurian Makassar turut 

memantik gerakan-gerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia (teman-teman di 

Jawa, seknas dan sebagainya), sehingga gerakan gerakan ini menjadi percontohan 

Nasional. Gerakan pesan damai melalui sapnduk ini menjadi agenda rutin setiap 

perayaan-perayaan hari-hari besar agama-agama yang ada di Indonesia. 

Landasan gerakan komunitas Gusdurian Makassar adalah sembilan nilai 

utama Gus Dur, menurut Fadlan L Nasurung kebayakan isu yang selama ini di 

advokasi di Makassar yaitu soal isu kelompok minoritas dan hubungan antar agama.67 

Di awal telah dijelaksan bahwa komunitas Gusdurian Makassar berdiri sejak 

tahun 2013 dan hingga saat ini masi tetap eksis dalam merawat pemikiran dan 

perjuangan Gus Dur. Dalam menjalankan aktivitas dan kerja-kerja komunitas 

Gusdurian Makassar sangat fleksibel dan cair (rapat dan berkegiatan bisa dimana 

saja).  

Dalam satu dekade perjalan komunitas Gusdurian Makassar telah mengalami 

empat kali pergantian kordinator diantaranya: 68Suaib Prawono (2013-2016), Once 

                                                 

66Andi Tenri Wuleng (22 tahun), Lokasi Samata, 10 Februari 2023. 

67Fadlan L Nasurung (32 tahun), Hertasning 17 Februari 2023.  

68Suaib Prawono, (43 thn), Tidung, 13 Februari 2023.  



61 

 

 

 

Arifuddin (2016), Fadlan L. Nasurung (2016-2019),  Andi Ilham Badawi (2019-

2022) dan Ince Arif (2022-sekarang). Dalam prose pemilihan koordinator dilakukan 

dengan jalan musyawarah dan mufakat. 

 Sama halnya dengan komunitas-komunitas lainya yang mengalami pasang 

surut dalam menjalankan kerja-kerja komunitas, komunitas gusdurian Makassar juga 

mengalami proses tersebut. Menurut Suaib Prawono perkemangan komunitas 

gusdurian saat ini lagi menurun dan hal ini sudah di prediksi sejak tahun 2014. 

Terlebih lagi pada saat wabah Covid-19 aktivitas dan agenda komunitas banyak yang 

tidak berjalan dengan maksimal. Tidak hanya gusdurian saja tapi hampir semua 

komunitas di seluruh Indonesia mengalami kendala daam kerja-kerjanya hal itu 

disebabakan karena hampir dua tahun kami mengalami kevakuman karena covid. 

Saat ini cukup sulit untuk mengumpulkan penggerak-penggreak komunitas karena 

disibukkan dengan aktivitas masing-masing, hal ini juga menjadi kendala kami saat 

ini kata Suaib.69 

Saat ini setelah pandemi Covid-19 komunitas melakukan upaya-upaya untuk 

memaksimalkan kembali kerja-kerja komunitas, untuk sementara rancangan 

komunitas Gusdurian dalam waktu dekat ini akan mellaksanakan kelas pemikiran 

Gusdur (KPG). Dari kelas ini diharapakan lahir penggerak-penggerak yang nantinya 

akan mejalankan kerja-kerja komunitas.70 

 

                                                 

69 Suaib Prawono, (43 thn), Tidung, 13 Februari 2023.  

70 Suaib Prawono, (43 thn), Tidung, 13 Februari 2023. 
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2. Faktor Pendorong Berdirinya Komunitas Gusdurian Makassar 

 Komunitas Gusdurian dikenal sebagai arena sinergi bagi para gusdurian di 

ruang kultural dan non politik praktis dan juga wadah perjumpaan orang-orang yang 

merasa terinspirasi oleh teladan nilai, pemikiran dan perjuangan Gus Dur. Karena 

bersifat komunitas kerja dan aktivitasnya sangat fleksibel dan cair. 

 Usia komunitas Gusdurian Makassar sendiri pada tahun ini memasuki satu 

dekade yang berlangsung dari tahun 2013 hingga 2023 ini sangat penting untuk 

melihat rekam jejak gerakan komunitas gusdurian di Makassar dalam upaya merawat 

sembilan nilai utama Gus Dur terutama yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu 

nilai pluralisme dan demkokrasi. 

 Tonggak awal gerakan komunitas gusdurian Makassar ditandai dengan 

menginisiasi ruang diskusi dari satu forum ke forum lainnya membahas perihal isu-

isu sosial-keagamaan dan fenomena aktual. Tidak hanya itu komunitas Gusdurian 

juga terlibat aktif dalam upaya-upaya advokasi seperti mendampingi kasus 

Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya, advokasi penolakan tambang pasir laut 

Kodingareng, penolakan UU cipta kerja dan lain sebagainya. 

 Adapun faktor pendorong berdirinya komunitas gusdurian di Makassar.  

a. Sosial Kemasyarakatan  

Pada tahun 2013 di Makassar banyak persoalan-persoalan sosial yang terjadi 

diantaranya maraknya isu perdamaian, isu pluralisme dan kasus-kasus kejahatan 
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sosial seperti begal dan pembusuran yang sangat meresahkan. Hal tersebut menjadi 

salah satu faktor yang memantik kehadiran komunitas gusdurian di Makassar. Dari 

hasil wawancara dengan Suaib Prawono pendiri dan juga koordinator pertama 

komunitas gusdurian Makkassar menjelaskan bahwa kehadiran komunitas gusdurian 

waktu itu sangat sasuai dengan konteks problematika sosial masyarakat yang terjadi 

di Makassar saat itu, lebih lanjut Suaib melihat ada sembilan nilai utama Gus Dur 

salah satunya adalah kemanusiaan sangat relevan dengan nilai-nilai  kearifan lokal  

masyarakat Sulawesi Selatan lebih khusus masyarakat Makassar seperti nilai 

Sipakatau, Sipakalebbi’ dan Sipakainge’. 

 Secara praktik, Gus Dur telah mengamalakan dan memberi teladan kepada 

bangsa dan umat manusia, Gus Dur bergaul denga orang-orang yang termarjinalkan, 

Gus Dur membela kelompok minoritas dan lemah yang tertindas, Gus Dur membela 

hak berbicara dan berkeyakinan tindakan-tindakan tersebut menggamnbbarkan 

kepada  kita tentang keberpihakan Gus Dur kepada manusia dan kemanusaan. Nilai 

kemunusiaan Gus Dur ini sangat relevan dengan nilai-nlai lokal masyarakat Makassar 

seperti: Nilai sipakatau merupakan sifat memanusiakan manusia kita harus saling 

menghormati, berbuat santun dan tidak membeda-bedakan dalam kondisi apapun 

tanpa memandang, suku, agama, ras dan golongan kepada sesama manusia. Konsep 

memanusiakan manusia juga merupakan sikap berpegang kepada nilai-nilai keadilan, 

kesetaraan dan persaudaraan. 

Nilai Sipakalebbi merupakan sifat saling memuliakan atau menghargai. Sifat 

menghargai artinya manusia merupakan makhluk yang senang jika diperlakukan 
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dangan baik dan layak. Kemudian sifat memuliakan memiliki arti sebagai larangan 

melihat kekuarangan yang ada pada diri orang lain.  

Nilai Sipkainge’ merupakan sifat saling megingatkan sesama manusia. Hal ini 

hal ini berkaitan dengan kekurangan yang dimiliki oleh manusia  itu sendiri yang 

terjadang lupa. Oleh karenanya, sudah sepatutnya kita untuk saling ingat 

mengingatkan satu dengan lainnya. 

b. Jejak Spiritual Gus Dur di Sulawesi Selatan 

Sebagai seorang ulama dan juga ketua PBNU selama 15 tahun K.H 

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentu memiliki pengalam di berbagai daerah, 

termasuk jejak spiritual di wilayah Sulawesi Selatan. Hal ini dijelsakan juga oleh 

Suaib Prawono bahwa dari beberapa informasi yang dihimpun Gus Dur lah yang 

menemukan makam Syekh Sayyid Jamaluddin Al-Akbari Al-Husaini tahun 80-an di 

Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. 

Lebih lanjut Suaib menjelaskan penemuan makam syekh Jamaluddin merupa 

kan jejak spritual Gus Dur di Sulawesi Selatan yang sanyang kalau tidak dilanjutkan 

spirit tersebut. Untuk itu kami mau memperlihatkan bahwasanya Gus Dur tidak hanya 

sebagai seoang politisi tetapi juga pejuang kemanusiaan. 

c. Memperkenalkan Gagasan-gagasan Gus Dur Kepada Anak-anak Muda 

 Untuk mengenal Gus Dur lebih dekat dan menyelami gagasan-gagasanya, 

seseorang tidak  perlu hidup sezaman dengan Gus Dur. Namun menurut penulis nilai-

nilai Gus Dur masih sangat relevan dan dapat diterapkan sampai saat ini. 
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 Memperkenalkan gagasan perdamaian, gagasan kemanusiaan Gus Dur kepada 

anak -anak muda, nilai-nilai tersebut mulai mengalami degradasi di kalangan anak-

anak muda hari ini khsusnya di Makassar, dimana hingga saat ini masih sering terjadi 

tawuran antar pelajar, bentrok kelompok pemuda dan mahasiswa merupakan sisi lain 

dari kehidupan anak-anak muda di Makassar. Hal tersebut terjadi tidak terlepas dari 

derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi dan media sosial yang 

menghadapkan generasi muda pada kebebasan yang luar biasa dan tanpa batas.  

 Untuk itu memperkenalkan nilai-nilai Gus Dur kepada anak-anak muda amat 

penting sebagai teladan kepada mereka generasi muda pelanjut masa depan bangsa. 

Memperkelakan nilai -nilai Gus Dur kepada anak-anak muda juga merupakan upaya 

melanjutkan dan merawat warisan perjuangan dan pemikiran Gus Dur.  

d. Gus Dur dan Budaya Sulawesi Selatan 

 Greg Barton penulis biografi Gus Dur dalam beberapa bagaian pembahasan 

dalam bukunya menulis perihal kegandrungan Gus Dur dalam membaca. Melalui 

Barton kita dapat melihat betapa gemar dan cintanya Gus Dur kepada buku. Melalui 

buku pula Gus Dur dapat memahami koteks budaya Sulawesi Selatan. Hal itupula 

disampaikan oleh Suaib Prawono pada saat wawancara dengan peneliti, Suiab 

menerangkan bahwa dia telah melacak dan mendapatkan informasi bahwa Gus Dur 

telah membaca habis buku Latoa: antropologi politik orang Bugis karya Prof. 

Mattulada. Gus Dur tiba pada kesimpulan bahwasanya orang Bugis-Makassar 

memiliki keyakinan yang amat kuat dimasa lalu, mereka rela meninggalakan 
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keluarganya (anak dan Istri) berbulan-bulan melaut untuk mencari nafka tanpa 

memiliki rasa khawatir sedikitpun istrinya akan selingkuh dan anak-anaknya akan 

mati kelaparan. Hal tersebut karena meraka berpegang teguh pada budaya siri’.  

 Budaya siri’ (rasa malu) sebagai nilai dan norma ini dijadikan pola tingkah 

laku dalam berpikir, bertindak dan melaksanakan aktivitas dalam membangun dan 

menjaga dirinya dari perbuatan tercela. Dari penjelasan diatas Gus Dur ingin 

mneyampaikan betapa kerifan lokal itu sangat penting untuk menopang tatanan 

kehidupan yang demokratis71 

3.  Profil Komunitas Gusdurian Makassar 

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan terkait sejarah berdirinya 

Komunitas Gusdurian di Indonesia terkhusus di Makassar, berdirnya sebuah 

komunitas tentunya diiringi pula adanya orientasi komunitas tersebut. Begipula 

dengan komunitas Gusdurian yang mempunyai orientasi gerakan. Hal ini banyak di 

gambarkan saat wawancara dengan Fadlan L Nasurung mengenai jaringan gusdurian 

dikemukakan bahwasanya: 

Gusdurian merupakan sebuah wadah yang lahir untuk melanjutkan nilai-

nilai pemikiran dan perjuangan Gus Dur. Gusdurian ini bukanlah sebuah 

organisasi yang berbadan hukum melaikan sebuah jaringan. Sebagai 

jaringan, Gusdurian itu berfungsi menjembatani dan menjahit. Jadi dia 

semacam wadah perjumpaan, menjembatani kalangan dari barbagai 

kelompok serta menjahit komunitas-komunitas yang ada di berbagai kota 

dan kabupaten. Secara umum ada tiga hal yang perlu dipahami mengenai 

Gusdurian. Pertama Gusdurian sebagai sebuah jaringan dimana jaringan ini 

berada pada tingkat Nasional yang di kordinatori oleh puri sulung Gus Dur 

yaitu Mba Alisha Wahid. Kedua komunitas Gusdurian merupakan 

                                                 

71 Suiab prawono 
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kelompok-kelompo komunitas yang tersebar di berbagai kabupaten Kota 

yang ada di Indonesia maupun di manca negara. Ketiga, Gusdurian 

maksudnya orang-orang yang mengagumi pemikiran dan sosok Gus Dur, 

jadi ini sifatnya umum, siapapun yang mengangumi gusdur dia disebut 

sebagai Gusdurian. 

 

Dari uraian di atas, ada tiga poin penting yang perlu dipahami tentang Gusdurian. 

Yaitu 

1. Jaringan Gusdurian, merupakan jaringan yang berada di tingkat nasional yang 

di kordinatori oleh Alisha Wahid yang berlokasi di Yogyakarta. Alisha wahid 

berperan sebagai Direktur jaringan Gusdurian (kordinator Nasional) kalau 

diibaratkan dia sebagai presiden Gusdurian. kemudian  dibawah kordinator 

Nasional ada sekretariat Nasional yang berperan menjalankan merumuskan 

program-program kerja jaringan. Kordinator sekretarian Nasional saat ini 

dipegang oleh Jaya Ahmad.  

Adapun peranan sekretariat Nasional antara lain :  

a. Menghubungkan antar komunitas (konsolidasi, dukungan untuk advokasi, 

mobilisasi dana mengaktivasi jaringan Gusdurian individu untuk merespon isu, 

dan sumber daya yang lain). 

b. Supporting sistem jaringan Gusdurian 

c. Memvalidasi keberadaan komunitas Gusdurian 

d. Mengelola data anggota Gusdurian 

e. Mengelola sistem manajemen informasi untuk mendukung kampanye 

f. Mengorganisir program capacity building di tingkat lokal maupun Nasional. 

g. Advokasi isu-isu Nasional 
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2. Komunitas Gusdurian adalah komunitas-komunitas yang tersebar di berbagai 

kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang mana komunitas ini wilayah 

kerjanya berada di tingkat lokal yang terhubung dengan jaringan Gusdurian 

pada tingkat Nasional. Adapun peran dari komunitas Gusdurian adalah 

sebagai berikut: 

a. Pangkalan berkumpul dan konsolidasi Gusdurian di tingkat lokal  

b. Simpul utama kaderisasi Gusdurian ditingkat lokal 

c. Laboratorium program-program sebagai bentuk meneruskan warisan nilai, 

pemikiran dan perjuangan Gus Dur 

d. Jaringan masyarakat dalam konteks isu yang ditekuni Gus Dur 

e. Menjadi representatif jaringan Gusdurian ditingkat lokal 

3. Gusdurian adalah individu-indivudu maupun kelompok masyrakat yang 

mengagumi Gus Dur. 

Gusdurian secara umum dapat dikatakan sebagai jaringan maupun komunitas 

yang menjadi sebuah gerakan yang berbasis nilai, ada sembilan nilai utama Gus Dur 

yang menjadi pijakan dalam komunitas. Sembilan nilai utama Gusdur adalah niai-

nilai yang mengilhami perjuangan Gus Dur dan dominan dalam sepak terjangnya. 

Nilai-nilai ini dihasilkan dari pertemuan simposium pemikiran Gus Dur yang dihadiri 

keluarga, sahabat-sahabat dan murid-murid Gus Dur. Adapun sembilan nilai utama 

Gus Dur anatara lain:72 

                                                 

72 Fadlan L Nasurung 32 Thn Hertasning (17/2/23) 
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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 diebut dengan berbagai nama. 

Ketauhidan didaptkan lebih dari sekedar diucapkan dan dihafalkan, tetapi juga di 

saksikan dan disingkapkan. Ketauhidan menghujam kesadaran terdalam bahwa dia 

adalah sumber dari segala sumber dan rahmat kehidupan semesta. 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, ekonoomi, dan kebudayaan dalam 

menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. 

Nilai-nilai ketauhidan telah menjadi fondasi gerak, sikap, interaksi, dan 

teladan yang dikandung Gus Dur dalam memperjuangkan masyarakat, bangsa, dan 

ummat manusia secara universal. Sebagai tokoh yang berpijak dan berasal dari rahim 

kaum agama, Gus Dur menyadari secara dalam adanya pondasi nilai-nilai ilai seperti 

ini dan saat yang sama Gus Dur juga menyadari dimensi kelambagaan dan birokrasi 

agama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari agama ituu sendiri. Walaupun tidak 

bisa dipisahkan, keduanya bisa dibedakan.73 

                                                 

73 Nur Kholik Ridwan, Ajaran-ajaran Gus dur syarah 9 nilai utama Gus Dur (Jakarta: 

Noktah 2019), h.37. 
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Gus Dur menolak kelembagaan dan birokrasi agama dalam bentuk komunitas 

agama dan kelompok yang ada, dengan segala bentuk perumusan, pernak-pernik dan 

dinamikanya. Hanya, Gus Dur tidak merasa nyaman dengan kelembagaan dengan 

birokrasi agama yang tidak memberikan perhatian pada aspek sosial masyarakat, 

tidak memperjuangkan yang terzolimi tidak membedakan keadilan dan kesetaraan, 

tidak mempererat persaudaraan dan tidak mau memaafkan.74 

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. 

Secara praktik Gus Dur telah membuktikan dan memberi teladan bagi  bangsa 

dan umat manusia dalam pembelaan terhadap kemanusiaan, sesuai dengan kondisi 

dan konteks dimana dia berpijak Gus Dur bergaul dengan orang-orang gembel, dekil, 

dan kaum fakir miskin., Gus Dur membela kelompok-kelompok lemah yang ditindas, 

Gus Dur., membela hak-hak bicara dan keyakinan, Gus Dur membantu mereka yang 

membutuhkan pertolongan tindakan-tindakan tersebut adalah cerminan dari 
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pembelaan Gus Dur terhadap manusia dan kemanusiaan yang mengejawantahkan 

dalam dirinya bahwa pembelaan demikian adalah bagian dari pembumian tauhid yang 

diyakininya.75 

c.  Keadilan  

Keadilan bersumber dari pandangan bahwa kemanusiaan hanya bisa 

martabat 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 mengambil tanggungjawab itu, 

ia berpikir dan berjuang untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. 

 Gus Dur meyakini bahwa martabat kemanusiaan hanya mungkin ditegakkan 

kalau keadilan dapat diteggakkan ditenagh-tengah kehidupan bermasyarakat. 

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 

                                                 

75 Ajaran-Ajaran Gus Dur Nur Kholik Ridwan Ajaran-Ajaran Gus Dur Syarah 9 Nilai Utama 

Gus Dur (Penerbit Noktah 2019 Hal 44) 
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dan dilemahkan, termasuk di dalamnya adalah kelompok minoritas dan kaum 

marjinal. 

Menurut Gus Dur kesetaraan akan terjadi kalau setiap orang, masyarakat, 

kelompok berkepentingan, dan pengambil kebijakan memiliki kesadaran untuk:  

Pertama melakukan tindakan yang adil, dengan mensyaratkan harus memandang 

sama dan tidak membeda-bedakan karena faktor tertentu. Kedua adanya hubungan 

yang sederajat, ketiga tidak deskriminatif, keempat tidak menjadikan orang lain dan 

kelompok tertentu subordinasi, kelima tidak menjadikan orang atau kelompok  

tertentu menjadi marginal.76 

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. 

                                                 

76 Nur kholik ridwan ajaran-ajaran Gus dur syarah 9 nilai utama Gus Dur (penerbit noktah 2019 hal 54-

56) 
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Dalam praktikya Gus Due sering mengingatkan bahwa semangat pembebasan 

harus dilakukan dengan cara yang santun dan anti kekerasan, bukan semau-maunya 

karena tidak takut atau karena karena kesemberonoan.77 

f. Persaudaraan  

Persaudaraan bersumber dari prinsip-prinsip penghargaan atas kemanusiaan, 

keadilan, kesetaraan, dan semangat menggerakkan kebaikan. Persaudaraan menjadi 

dasar untuk memajukan peradaban. Sepanjang hidupnya, Gus Dur memberi teladan 

dan menekankan pentingnya menjunjung tinggi persaudaraan dalam masyarakat, 

bahkan terhadap yang berbeda keyakinan dan pemikiran. 

Gus Dur meyakini persaudaraan merupakan nilai penting yang harus 

diperjuangkan untuk mengangkat matabat kemanusiaan menciptakan perdamaian, 

dan menggalang persatuan dan kerjasama dalam mencapai kemaslahatan masyarakat. 

Menurut Gus Dur ada tiga jenis persaudaraan. Pertama persaudaraan sesama muslim. 

Kedua persaudaraan antar sesama anak bangsa, secara nyata terdiri dari banyak suku, 

partai, kelompok kepentingan, bahasa, dan orentasi idiologi. Ketiga persaudaraan 

antar umat manusia dimanapun tempanya, apapun sukunya, agama dan bangsanya 

mereka bersaudara sebagai umat manusia yang memikul tanggungjawab merawat 

bumi.78 

g.  Kesederhanaan  

                                                 

77  Nur kholik ridwan ajaran-ajaran Gus dur syarah 9 nilai utama Gus Dur (penerbit noktah 2019 hal 

62) 

78 Nur Kholik Ridwan, Ajaran-ajaran Gus dur syarah 9 nilai utama Gus Dur, h.74-75. 
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  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. 

 Laku sederhana sebagai jati diri, dalam perjalanan hidupnya. Penghayatan 

dalam diri Gus Dur menjadi mendalam karena laku ini menjadi jalan kesempurnaan 

dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kesederhanaan nilai yang berkaitan 

dengan hidup telah membentuk sebuah jati diri.79 

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. 

Keyakinan Gus Dur dalam memperjuangkan dan menegakkan keadilan, 

kesetaraan, martabat kemnusiaan dan pembebasan memerlukan keberanian dan tidak 

hanya sekedar asal wani tetapi keberanian yang dijiwai oleh seorang kesatria dalam 

                                                 

79 Nur Kholik Ridwan, Ajaran-ajaran Gus dur syarah 9 nilai utama Gus Dur,  h.81-88. 
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bahasa lain disebut juga prawira. Jiwa kesatria yang ada dalam diri Gus Dur telah 

mengajarkan keteladanan yang mendalam oleh jagat intelktual, aktivis, dan para elit 

politik.80 

 

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 

Bhinneka 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. 

Gus Dur mengakui konsep kebudayaan menjdi dua, pertama definisi secara 

luas sebagai “keseluruhan pola perilaku sosial dan individu masyarakat disuatu 

kawasan”. Kedua pengertian secara sempit yaitu buah penalaran dan pandangan 

belaka, sehinggah menagarah pada hasil seni dan sastra. 

Menurut Gus Dur , dalam berbagai unsur itu kebudyaan serta berbagai unsur 

yang membentuknya selalu berhubungan dengan kehidupan sosial manusia yang 

terdiri dari tiga pokok penting dalam kehidupan sosial yaitu: ekonomi, polotik dan 

                                                 

80 Nur Kholik Ridwan, Ajaran-ajaran Gus dur syarah 9 nilai utama Gus Dur (Jakarta: 

Noktah 2019), h.81-88. 
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negara. Kerafian lokal indonesia diantaranya mewujud berupa dasar negara pancasila, 

konstitusi UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan seuruh tata kebudayaan Nusantara 

yang beradab. 

Menurut penulis kesepakatan sembilan nilai utama Gus Dur merupakan hasil 

refleksi para pengagum Gus Dur yang kemudian berusaha untuk menggali poko-

pokok perjuangan Gus Dur dan alasan mengapa Gus Dur melakukan perjangan 

tersebut yang pada akhirnya disimpulkan menjadi sembilan nilai utama. 

Sembilan nilai utama Gus Dur menjadi oreintasi sekaligus visi persjuangan 

komunitas Gusdurian secara umum dan komunitas Gudurian Kota Makassar dalam 

upaya menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang egaliter hal ini di jelaskan 

oleh Suaib Prawono dalam kutipan wawancara. 

Selain itu terdapat juga misi dari komunitas Gusdurian yaitu nilai, pemikiran, 

perjuangan Gus Dur tetap hidup dan mengawal pergerakan kebangsaan Indonesia., 

melalui sinergi karya para pengikutnya, dilandasi sembilan nilai utama Gus Dur. 

 Sebagai bagian dari jaringan Gusdurian, komunitas Gusdurian Makassar tidak 

jauh berbeda dengan visi dan misi yang diusung oleh Jaringan Gusdurian. Komunitas 

Gusdurian Makassar tidak memiliki aturan baku terkait penerimaan anggota 

komunitas, akan tetapi menerima siapapun yang ingin bergabung dalam komunitas 

ini. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Fadlan L Nasurung bahwa: 

Komunitas Gusdurian sebenarnya tidak memiliki sistem kaderisasi. Jadi kalau 

mau bergabung ya bergabung saja, ikut kegiatanya langsung saja. Yang ada 

itu kelas pemikiran Gus Dur (KPG) demi menciptakan penggerak komunitas, 

kalu mau menjadi penggerak harus ikut KPG tapi kalau hanya sekedar 

berkomunitas mengikuti kegiatan, ya silahkan kami terbuka. KPG ini biasanya 



77 

 

 

 

diadakan paling sedikit setahun sekali terakhir KPG diadakan sebelum Covid-

19 dan berlangsung selama tiga hari. 

 

Secara umum komunitas ini tidak memiliki aturan baku terkait pedoman 

komunitas, komunitas ini sangat fleksibel dalam menjalankan kerja-kerja komunitas 

sehingga anggota atau pegiat bebas untuk datang dan pergi. Walaupun dalam 

komunitas ini tidak memiliki aturan baku tetapi dalam komunitas ini ada kode etik 

yang menjadi prinsip anggota komunitas. 1) tidak mengatasnamakan nama komunitas 

Gusdurian dalam segaa bentuk politik praktis. 2) dilarang bertindak, berperilaku dan 

atau mengucapkan hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan prinsip perjuangan 

komunitas Gusdurian. 3) dilarang bertindak, berperilaku dan mengucapkan hal-hal 

yang bertentangan dengan nilai dan prinsip perjuangan Gusdurian, dilarang 

menggunakan nama komunitas dami kepentingan pribadi, dengan atau tidak 

mengatasnamakan komunitas Gusdurian, anggota dilarang melakukan intimidasi, 

ancaman, bahkan pemerasan kepda pihak lain denga alasan apapun.  

Berikut ini merupakan kode etik dari Jaringan Gusdurian:  

KODE ETIK 81 

JARINGAN GUSDURIAN  

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam kode etik ini yang dimaksudkan dengan:  

                                                 

81 Kode etik jaringan Gusdurian hal 50-54  
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1. Kode Etik Jaringan Gusdurian adalah norma-norma atau aturan-aturan yang 

merupakan landasan etik dan filosofis dari perilaku dan ucapan mengenai hal-

hal yang diwajibkan, dilarang,  patut  atau  tidak  patut  dilakukan  oleh  

Anggota Jaringan  Gusdurian.  Gusdurian  adalah  individu  dan/atau 

kumpulan individu yang mendukung pemikiran, meneladani karakter dan 

prinsip nilai, serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur.  

2. Jaringan  Gusdurian  adalah  jaringan  kultural,  bersifat terbuka, non politik 
praktis yang terdiri dari para individu dan/atau komunitas yang mendukung 

pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip, serta berupaya untuk 

meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani 

Abdurrahman Wahid. 

3. Anggota Jaringan Gusdurian adalah setiap individu yang mempunyai  

komitmen  melakukan  dan  meneruskan  nilai dasar dan prinsip yang telah 

diwariskan oleh KH Abdurrahman Wahid melalui jalur kultural atau non 

politik praktis. 

4. Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian adalah pengelola jaringan dan 

penghubung antar Gusdurian. 

5. Dewan Etik adalah majelis yang dibentuk oleh Seknas Jaringan  Gusdurian  

untuk  memeriksa,  memutus  dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran 

etik berdasarkan kesepakatan bersama.  

 

BAB II 

TUJUAN 

Pasal 2 

Kode  Etik  Gusdurian  bertujuan  untuk  menjaga  martabat, kehormatan, citra, dan 

kredibilitas Jaringan  Gusdurian  , serta memberi pedoman bagi anggota Jaringan 
Gusdurian di dalam  melaksanakan  setiap  wewenang,  tugas, kewajiban, dan  

tanggung  jawabnya  kepada  masyarakat  dan komunitasnya. 

  

BAB III 

NILAI DASAR PERJUANGAN 

Pasal 3 

Jaringan  GUSDURian  dalam  bertindak  dan  berperilaku mengacu pada sembilan 

nilai dasar Gus Dur. 

Nilai  dasar  perjuangan  Jaringan  GUSDURian  adalah spiritualitas,   kemanusiaan,   

keadilan,   kesetaraan, pembebasan,  kesederhanaan,  kekesatriaan,  persaudaraan, dan 

kearifan tradisi. Penjelasan 9 nilai dasar Gus Dur dijelaskan di lampiran.  
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BAB IV 

PRINSIP PERJUANGAN 

Pasal 4 

Jaringan  Gusdurian  memegang  prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Integritas 

2. Anti-diskriminasi 

3. Independensi 

4. Transparansi  

5. Anti-kekerasan 

6. Kesetaraan gender 

7. Keberpihakan kepada kelompok lemah  

8. Anti penindasan 

9. Berperspektif ekologis  

 

BAB V 

KEWAJIBAN UMUM 

Pasal 5 

Menjalankan dan menyebarluaskan nilai-nilai dasar dan prinsip perjuangan Jaringan 

Gusdurian  

Pasal 6 

Membangun  rasa  saling  percaya,  setia  kawan,  rukun, bersahabat dan bersaudara 

sebagai sesama keluarga besar Gusdurian.  

Pasal 7 

Mengembangkan  semangat  saling  menghormati  dan menghargai  keanekaragaman  

pandangan  pendapat  dan keyakinan di antara anggota Gusdurian.  

Pasal 8 

Bersikap kritis terhadap berbagai hal yang tidak berpihak kepada masyarakat  

Pasal 9 

Menghargai  dan  menghormati  perbedaan  pendapat  baik menyangkut keyakinan, 

agama, suku, ras dan politik.  

Pasal  10 
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Menghindari  setiap  campur  tangan  pihak-pihak  di  luar Jaringan Gusdurian yang 

tidak selaras dengan pelaksanaan nilai dan prinsip perjuangan Jaringan Gusdurian  

 

BAB VI 

LARANGAN UMUM 

Pasal 11 

Anggota Jaringan Gusdurian dilarang bertindak, berperilaku, dan atau mengucapkan 

hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan prinsip perjuangan Jaringan Gusdurian  

Pasal  12 

Anggota  Jaringan  Gusdurian  dilarang  mengatasnamakan nama  Jaringan  

Gusdurian  dalam  setiap  bentuk  kegiatan politik praktis  

Pasal 13 

Anggota Jaringan Gusdurian dilarang mendorong dan atau menempatkan  komunitas  

Gusdurian  dalam  setiap  bentuk kegiatan politik praktis  

Pasal 14 

Anggota Jaringan Gusdurian dilarang menggunakan nama Jaringan Gusdurian demi 

kepentingan pribadi  

Pasal 15 

Dengan atau tidak mengatasnamakan Jaringan Gusdurian, anggota dilarang 

melakukan intimidasi, ancaman, dan atau pemerasan kepada pihak lain dengan alasan 

apapun  

 

BAB VII 

PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK 

Pasal 16 

Setiap anggota Jaringan Gusdurian wajib taat dan tunduk pada Kode Etik ini.  

Pasal 17 

Pengawasan dan Pelaksanaan Kode Etik ini dilakukan oleh Dewan etik  

Pasal 18 

Proses penegakan Kode Etik menganut prinsip:  

1. Asas praduga tak bersalah. 

2. Hak untuk membela diri. 
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3. Mendengarkan para pihak. 

4. Tidak ada intervensi dari atau kepada pihak tertentu. 

5. Adil.  

Pasal 19 

1. Penilaian akhir dan sanksi atas pelanggaran kode etik dilakukan oleh dewan 

etik. 

2. Keputusan dewan etik bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat  

 

 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  20 

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik ini diputuskan oleh Seknas Jaringan 

Gusdurian. Pasal 21 

Kode Etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Gambar. 4.1 Struktur Komunitas  Gusdurian Makassar 
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Sumber: Komunitas Gusdurian Makassar 

Komunitas Gusdurian Makassar saat ini di koodinatori oleh Ince Arif, 

kemudian untuk admin media sosial dikelolah Irham serta dibantu oleh anggota 

komunitas lain dalam menjalankan aktivitas-aktivitas komunitas diantaranya: Fadlan 

L Nasurung, Andi Muhammad Muslim, Muhammad Abu, Muhammad Alwi, Rahmat, 

Susan Alawia, Yuliana, Andi Tenri Wuleng, Musfirah Nurul dan Nur Rahmi.82 

                                                 

82 Andi Muhammad Muslim, 24 thn (samata/29/1/23) 

Sekretariat Nasional (Seknas) 

Jaringan Gusdurian

Alissa Wahid

Koordinator Gusdurian Makassar

Ince Arif

Admin Media Sosial

Irham

Pengerak Gusdurian

Fadlan L Nasurung

Andi Muhammad Muslim

Muhammad Abu

Rahmat

Muhammad Alwi

Susan Alwia

Yuliana

Andi Tenri Wuleng

Musfirah Nurul

Nur Rahmi

Pembina Gusdurian

Prof. Kadir Ahmad



83 

 

 

 

4. Merawat Keindonesia Dengan Pluralisme dan Demokrasi 

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keragaman etnik, budaya, 

agama, dan ras yang cukup tinggi. Pada aspek agama warga negara Indonesia 

menganut lima agama yang diakui sebagai agama resmi, yakni Islam, Kristen, Hindu, 

Budha, dan Konghucu. Agama Islam merupakan agama yang memiliki penganut 

terbanyak, yakni 103. 579. 496 jiwa atau 87.51% dari seluruh populasi bangsa 

Indonesia, disusul agama Kristen (7.39%), Hindu (1.94%), Budha (0.92%), dan 

Konghucu (0.82%). Sedangkan, pada aspek etnik, Suku Jawa mendominasi dengan 

jumlah 83.8 jiwa atau 41.7% dari seluruh populasi, disusul Suku Sunda (15.4%), 

Suku Melayu (6.9%) dan Madura (6.7%)83. 

Kesenjangan jumlah penduduk, khususnya pada aspek agama kemudian 

menimbulkan diskursus mayoritas dan minoritas. Hal ini menyebabkan munculnya 

fenomena-fenomena social di dalam masyarakat seperti diskriminasi, konflik 

bermotif agama, maupun dominasi mayoritas terhadap minoritas. Sebagai contoh 

adalah pelarangan  dan penutupan rumah ibadah bagi umat kristiani yang terjadi 

sebanyak 20 kali pada rentan tahun 2006-2012. Selain itu, dari data yang dikeluarkan 

Wahid Institute setidaknya telah terjadi 92 kasus pelanggaran terhadap kasus 

kebebasan agama dan 184 kasus intoleransi beragama  pada tahun 2011 dan terus 

meningkat setiap tahunnya. Wahid Institute juga mengemukakan bahwa 0,4%  atau 

600.000 warga negara Indonesia pernah melakukan tindakan intoleran. 

Sebagai negara hukum, konstitusi menjadi kunci dimana bangsa Indonesia 

bersepakat sebagai bangsa untuk bernegara atas dasar hukum dalam menjamin 

kesesuaian dalam cita-cita hidup bersama. Menurut sudut pandang ketatanegaraan 

                                                 

83 M. Dian Hikmawan, “Pluralisme Demokrasi Politik Indonesia”, Journal of Governance2, 

2017, h. 226 
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negara hukum berarti negara memiliki tanggung jawab memastikan keamanan 

warganya serta memastikan hak asasi manusia terjamin. Dilain sisi Agama Islam 

merupakan agama rahmatan lil alamin yang memuat pesan-pesan kasih sayang 

bersifat universal, sehingga kekerasan atas nama agama oleh umat muslim harusnya 

tidak terjadi.  

Sebagai negara hukum Indonesia tidak bisa dipisahkan dari demokrasi, karena 

antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Negara 

hukum adalah negara demokratis karena kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. 

Gusdur sering mengalami pertentangan dengan Kelompok intelktual Islam Muslim 

ketika membahas mengenai diskursus agama dan negara, menurut Gusdur Islam tidak 

memiliki doktrin baku tentang  negara, sehingga yang terpenting adalah di dalam 

negara tersebut terpenuhi tiga kriteria yakni mengedepankan permusyawaratan, 

keadilan ditegakkan, serta adanya jaminan kebebasan. Sehingga sepenjang suatu nilai 

atau konstitusi di dalam suatu negara tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam 

maka tidak ada urgensi untuk menggugat negara tersebut apalagi mengganti ideologi 

negara berbasiskan Islam. Disinilah kerap letak pertentangan Gusdur dengan tokoh 

tau lembaga Muslim lainnya, seperti yang pernah terjadi antara Gusdur dengan ICMI, 

Gusdur menganggap bahwa pemerintah yang berideologi Pancasila harus 

dipertahankan karena di dalam negara Pancasila ini Islam tetap memiliki kebebasan 

menjalankan syariat agamanya, sehingga menurut Gusdur ketika etik agama Islam 

masih mendapatkan ruang untuk dijalankan maka tak ada alasan untuk tidak 

mempetahankannya sebagai kewajiban agama. Sementara itu ICMI menganggap 

bahwa nasionalisme tidak akan mampu menjadi pemersatu bangsa, ICMI 

berkeyakinan bahwa ketika Islam menjadi basis moral bagi negara maka 

kemungkinan persatuan bangsa Indonesia lebih besar, dikarenakan Indonesia 

memiliki hampir 90% masyarakatnya beragama Islam. 
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Menurut salah satu anggota Gusdurian Makassar, Suaib Prawono84 

mengatakan bahwa demokrasi yang dibangun Gusdur adalah demokrasi yang berbasis 

kemanusiaan dan bersifat universal, setiap masyarakat harus mendapatkan hak-hak 

yang setara di hadapan hukum apapun identitas agamanya, sehingga dalam negara 

demokrasi tidak ada tirani mayoritarian atau minoritarian.Gusdur juga merupakan 

salah satu tokoh yang sangat aktip mengkritik praktik demokrasi pada masa 

pemerintahan Suharto. Orde Baru pada saat itu selalu mengklaim dirinya paling 

demokratis tetapi kemudian menciptakan undang-undang yang menjerat siapa saja 

yang mekritiknya.  

Gusdur dikenal sebagai tokoh masyarakat yang konsisten memperjuangkan 

demokrasi dan toleransi dalam beragama.85. Gusdur juga dikenal sebagai orang yang 

berani melawan arus ketika membela minoritas tertindas, hal itu beberapa kali ia 

lakukan salah satunya ketika membela hak-hak masyarakat muslim Ahmadiyah saat 

kelompok tersebut dipersekusi oleh Kelompok Islam mayoritas. Beberapa kali 

bahkan ia dianggap sebagai tokoh yang terlalu keras membela golongan minoritas 

dibanding golongannya sendiri. Tetapi menurut Romo Magnis, hal itu dilakukan 

Gusdur karena pengetahuan dan kemantapannya terhadap agama yang ia miliki, 

sehingga ia merasa tidak perlu bersikap defensive terhadap golongan yang berbeda 

dengannya86. Demokrasi bagi Gusdur merupakan alat yang mampu menjadikan 

bangsa Indonesia mampu bekerjasama secara efektif meskipun memiliki identitas 

berbeda, sehingga akan menyatukan kekuatan bangsa untuk berjalan menuju 

kemajuan bersama. Berkaitan dengan demokrasi Gusdur berpesan kepada umat 

Muslim agar dalam beragama umat muslim menjadi umat yang inklusfi bukan 

ekslusif, bersikap terbuka atas perbedaan akan menjadikan agama Islam lebih 

                                                 

84 Suaib Prawono, (43 thn), Tidung, 13 Februari 2023. 

85 Humaedi, “Pemikiran Gusdur dalam Buku Islam Kosmopolitan dan Pendidikan 

demokrasi”, Ad-Zikr: Jurnal Pendidikan Agama Islam 1, 2016: h. 8 

86 Humaedi, “Pemikiran Gusdur dalam Buku Islam Kosmopolitan dan Pendidikan 

demokrasi”, Ad-Zikr: Jurnal Pendidikan Agama Islam 1, 2016, hal. 9 
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disegani dibandingkan selalu menampakka kekerasan atau membuat orang lain tidak 

nyaman bahkan takut dengan Islam.  Islam akan disegani ketika ia mampu 

mengakselerasi diri pada masyarakat yang beragam. 

Demokrasi dalam alam pemikiran Gusdur akan terimplementasi dengan baik 

Ketika beriringan dengan nilai-nilai kebebasan dan kebersamaan.87 Sehingga 

kesadaran akan pentingnya mengakui keberagaman social dan agama sangat penting 

dalam membangun situasi social yang damai. Berkaitan dengan keberagaman Gusdur 

juga dikenal sebagai tokoh penganjur pluralisme social, pluralisme merupakan paham 

yang cukup kontroversial di Indonesia apalagi berkaitan dengan pluralisme agama, 

hal ini dikarenakan pluralism agama berarti menyamakan semua agama,  hal ini 

ditentang keras oleh tokoh-tokoh agamawan, bahkan Anis Malik Toha menganggap 

bahwa pluralism agama adalah agama baru. Pdt. Stevri Indra Lumintang menyatakan 

bahwa pluralisme adalah suatu tantangan sekaligus bahaya yang sangat serius bagi 

kekristenan88. Berbeda dengan Anis Malik Toha dan Pdt Stevri, menurut Zuhairi 

Misrawi  menganggap bahwa pluralism agama hanya berkaitan pada tataran sosiologi 

bukan pada tataran teologis, sehingga masing-masing agama tetaplah memiliki 

ekslusivitasnya masing-masing. Lalu bagaimana pandangan Gusdur terkait 

pluaralisme? Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu 

pengurus Gusdurian Kota Makassar, Mr. x bahwa Gusdur pada dasarnya tidak pernah 

menggunakan istilah pluralisme, istilah tersebut kebanyakan hanya digunakan oleh 

orang-orang yang menulis tentang Gusdur. 

“Gusdur bahkan tidak pernah menggunakan kata pluralisme. Gusdur lebih suka 

menggukanakan kata keberagaman, kemanusiaan…” 

Dalam berbagai literarture yang penulis temukan tentang Gusdur, penulis sama sekali 

tidak menemukan pengertian pluralisme menurut pandangan Gusdur, kebanyak riset 

                                                 

87 Rian Rohimat dan Abdul Hakim, “Teologi Pembebasan dan Demokrasi Menurut Gusur”, 

JAQFI: Jurnal Aqidah dan Pemikiran Islam4, 2019, hal. 109 

88 Harda Aryanto, “Problem Pluralisme Agama”, Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam 10, 2014, 

hal.327 
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tentang pluralism pemikiran Gusdur selau mengutip penulis lain. Ini bisa bermakna 

bahwa Gusdur memang tidak pernah menggunakan kata pluralism apalagi pluralisme 

agama. Namun Ketika kita menggunakan definisi Zuhairi Misrawi Mengenai 

plularisme yang hanya menyangkut aspek sosiologis, maka kita dapat mengurai 

pandangan Gusdur terakait dengan pluralism tersebut. Menurut Gusdur kesadaran 

akan keberagaman harus dibangun sebaik mungkin yaitu dengan saling mengenal dan 

berdialog secara tulus sehingga Kelompok masyarakat yang berbeda sehingga satu 

dengan yang lain saling take and give.89 

Suaib Prawono mengatakan bahwa salah satu sikap penghormatan Gus Dur 

pada keberagaman social adalah kesiapan dirinya untuk selalu terlibat dalam acar 

diskusi maupun silaturahmi dengan golongan masyarakat yang memiliki identitas 

agama berbeda dengannya, beberapa bahkan bersahabat dengan beliau, seperti Romo 

Magnis.  

“Pluralisme ala Gus Dur, bagaimana Gusdur bersilaturahmil tanpa memandang 

latar belakang agama dan pemikiran. Gusdur bahkan tetap bersilaturahmi 

dengan Kelompok-kelompok yang memusuhi dirinya. Inti pluralism Gus Dur 

yah jangan ada kebencian”. 90 

Pada akhirnya, Gus Dur berpandangan bahwa demokrasi dan pluralism adalah 

alat yang harus digunakan untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan 

berkemajuan. Pemahaman yang baik akan agama Islam pada dasarnya akan 

menjadikan setiap pemeluknya menjadi toleran dan inklusif, kedua sikap ini 

dibutuhkan untuk membangun negara sekaligus agama Islam. Langkah Gusdur 

kemudian diikuti oleh sekelompok pemuda yang mengorganisasikan diri mereka pada 

sebuh komunitas bernama Gusdurian, mereka mengkapanyekan nilai-nilai 

keberagaman pada tataran akar rumput sampai menawarkan draft kebijakan kepada 

pemerintah berkaitan dengan demokrasi dan toleransi. 

                                                 

89 Eva Sovia Sari dan Welu Dozan, “Konsep Pluralisme Pendidikan Islam Indonesia dalam 

Persfektif KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur)” Ta’limuna: Jurnal Pendidikan Islam10, 2021, hal. 31 

90 Suaib Prawono, (43 thn), Tidung, 13 Februari 2023. 
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5. Sikap Komunitas Gusdurian Makassar Terhadap Kasus-Kasus Intoleran 

Di Makassar 

Kehadiran Komunitas Gusdurian di Makassar sejak tahun 2013 telah 

memberikan kontribusi dalam upaya merawat pluralisme dan demokrasi. Namun, jika 

dilihat dari temuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar tahun 2019. Kota 

Makassar dalam konteks justru menjadi salah satu kota di Indonesia yang 

dikategorikan kota intoleran. Hal ini tentu menarik untuk dilihat secara reflektif, 

apakah kerja-kerja komunitas Gusdurian Makassar dalam merawat pluralisme itu 

telah berjalan maksimal terutama di wilayah grassroot? 

Fakta lainnya, praktik intoleransi terjadi justru semakin meningkat di 

Makassar, berdasarkan laporan Setara Institut di tahun 2019, Sulawesi Selatan masuk 

dalam zona merah terkait dengan tindakan intoleran. Kelompok-kelompok intoleran 

dan jumlah pelanggaran kebebasan beragama cukup banyak, aktor pelanggar dan 

potential offender  yang ada di Sulawesi Selatan cukup terorganisir bahkan kebijakan 

pemerintah yang restriktif. Makassar masuk dalam kategori 10 daerah terbawah 

(bottom ten) berada diurutan 87 dari 97 kabupaten/Kota91. Kemudian penelitian 

Litbang Agama tahun 2018 menunjukkan toleransi di Sulawesi selatan meski berada 

di atas indeks toleransi nasional tetapi berada di urutan ke 17,di bawah Provinsi 

lainya di Pulau Sulawesi, misalnya Sulawesi Barat yang berada di urutan ke lima. 

                                                 
91 https://lbhmakassar.org/pres-release/pernyataan-sikap-jalin-harmoni-suslsel-atas-meningkat 

nya-aksi-intoleransi-keagamaan-di-kota-makassar-tahun-2019/ (di akses 15 april 2023, pukul 14:09) 

https://lbhmakassar.org/pres-release/pernyataan-sikap-jalin-harmoni-suslsel-atas-meningkat%20nya-aksi-intoleransi-keagamaan-di-kota-makassar-tahun-2019/
https://lbhmakassar.org/pres-release/pernyataan-sikap-jalin-harmoni-suslsel-atas-meningkat%20nya-aksi-intoleransi-keagamaan-di-kota-makassar-tahun-2019/
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Beberapa kasus intoleransi berupa pemaksaan dan kekerasan kembali 

meningkat di Kota Makassar. Pada tanggal 09 september 2019, Sekretaris daerah 

Kota Makassar Ir. M Ansar, M.Si. mengeluarkan surat edaran  yang ditujukan kepada 

camat se-Kota Makassar berupa himbauan mewaspadai dan mengantisipasi 

penyebaran syiah di Kota Makassar. Dalam edarannya Sekretaris Kota Makassar 

menghimbau kepada para camat untuk menghimbau kepada masyarakat untuk 

waspada agar tidak terpengaruh dengan paham dan ajaran syiah yang sangat 

berpotensi meresahkan dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) dan agar bertindak tegas dalam menangani aliran syiah di Kota 

Makassar. 

 Kasus intoleran lain yang pernah terjadi di Makassar dan masih hangat di 

ingatan kita bersama adalah peristiwa bom Gereja Katedral Makassar, pada 

minggu  28 Maret 2021 yang membuat gempar masyarakat di Indonesia. Kabar 

kejadian ini menyebar dengan cepat melalui media dan media sosial. masyarakat 

mengecam tindak pengeboman tersebut begitupula sikap Presiden Joko Widodo yang 

mengutuk keras aksi terorisme yang memprihatinkan tersebut.92 kasus tersebut juga 

direspon oleh Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid 

menyampaikan duka cita mendalam kepada umat Katolik se-Indonesia, atas peristiwa 

ledakan bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar. Alissa juga 

mengutuk perbutan intoleran itu karena sekalipun tidak memakan korban jiwa, tetapi 

                                                 
92https://www.google.com/amp/s/amp.Kompas.com/tren/read/2021/03/29/100000165 /bom-

gereja-katedral-makassar-kronologi-kejadian-keterangan-polisi-dan-sikap (di akses 15 april 2023 

pukul 14:49) 

https://www.google.com/amp/s/amp.Kompas.com/tren/read/2021/03/29/100000165%20/bom-gereja-katedral-makassar-kronologi-kejadian-keterangan-polisi-dan-sikap
https://www.google.com/amp/s/amp.Kompas.com/tren/read/2021/03/29/100000165%20/bom-gereja-katedral-makassar-kronologi-kejadian-keterangan-polisi-dan-sikap


90 

 

 

 

menyisakan luka batin bagi seluruh umt Katolik di Indonesia. Tak hanya itu luka ini 

pun dirasakan juga oleh seluruh warga negara karena mengoyak sendi-sendi 

keberagaman bangsa. 

“saya berduka cita dan bersolidaritas kepada warga umat Gereja Katedral 

Makassar. Saya juga sedih dan berduka atas kejadian ini. Memang tidak ada korban 

jiwa dalam kasus ini, tapi luka batinya ini tidak hanya kepada mereka di sana, tapi 

juga umat Katolik seluruh Indonesia, umat Kristen dan semua warga bangsa” 93  

Peristiwa ini menambah catatan memilukan kehidupan pluralisme di 

Indonesia. Hilangnya rasa aman untuk beribadah merupakan bencana dalam 

kehidupan multikultural di negeri ini. Beberapa peristiwa intoleransi khususnya 

berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan melanggar hak 

konstitusional yang dijamin UUD 1945 pasal 28E ayat (1), yang menyatakan “setiap 

orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan 

dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 

tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” 

Menyikapi fakta terkait meningkatnya kasus-kasus intoleransi di Kota 

Makassar, tentu menjadi sebuah refleksi dan evaluasi gerakan komunitas gusdurian 

terutama di tataran akar rumput. Menurut penulis upaya Komunitas Gusdurian dalam 

menyebarkan ide-ide toleransi  lebih dominan pada tataran kelompok-kelompok inti 

dalam hal ini kelompok agama, organisasi, dan mahasiswa atau kelompok yang 

                                                 
93https://nu.or.id./nasional/bom-di-gereja-katedral-makassar-alissa-wahid-sampaikan-duka-

mendalam-IQ239 (di akses 15 april 2023 pukul 15:09) 

https://nu.or.id./nasional/bom-di-gereja-katedral-makassar-alissa-wahid-sampaikan-duka-mendalam-IQ239
https://nu.or.id./nasional/bom-di-gereja-katedral-makassar-alissa-wahid-sampaikan-duka-mendalam-IQ239
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selama ini berkolaborasi dengan Gusdurian. Sementara kelompok-kelompok luar 

dalam hal ini masyarakat kurang tersentuh langsung  sehingga menurut penulis 

gerakan-gerakan intoleransi masih tetap tumbuh subur di Makassar di tengah 

menjamurnya gerakan-gerakan pluralisme di Makassar. 

Hal lainnya yang menurut penulis kenapa gerakan Gusdurian belum 

menyentuh akar rumput tidak terlepas dari bentuk organisasi yang masih bersifat 

komunitas sehingga tidak ada aturan yang tegas dalam internal keanggotaan. Ini tentu 

berdampak pada aspek kualitas dan kuantitas anggota karena masih sering terjadi 

anggota-anggota komunitas yang tidak bertahan lama. Belum maksimalnya 

Gusdurian dalam mengelola manajemen keanggotaan komunitas tentu berdampak 

pada sumber daya yang akan melakukan kerja-kerja di akar rumput untuk 

membumikan gagasan nilai-nilai pluralisme dan toleransi. 

Selain itu, dalam upaya merawat keberagaman di Makassar diperlukan 

kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Menurut penulis sinergitas dalam masyarakat 

belum berjalan dengan efektif sehingga kasus-kasus intoleran tetap tumbuh subur di 

Makassar. Hal ini juga disampaikan oleh Suaib Prawono bahwa salah satu faktor 

penghambat adalah sinergitas antar gerakan keberagaman yang belum berjalan secara 

maksimal. 

“kadang kami bergerak sendiri kadang juga bersama. Karena umumnya 

mental model kita salah satunya di organisasi atau komunitas biasanya kita 

dikumpulkan karena ada kepentingan atau isu yang sama, kalau isu dan kepentingan 

nya berbeda tidak saling mendukung, itu kendala kita”. 
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Pernyataan Suaib Prawono yang merupakan ketua pertama Gusdurian di Kota 

Makassar menjadi pekerjaan rumah bagi internal komunitas dalam memperkuat 

sinergitas seluruh elemen di Kota Makassar. Jaringan Gusdurian yang cukup besar 

hingga ke level nasional menjadi modal penting bagi komunitas untuk masuk 

membangun kolaborasi ke berbagai elemen masyarakat. Namun jaringan saja tidak 

cukup, Gusdurian harus mampu menyusun  perencanaan dan strategi yang matang 

dalam melakukan kerja-kerja kolaborasi, baik itu di institusi pemerintah, kampus, 

organisasi masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok kepercayaan dan agama. 

 

C. Kontribusi Komunitas Gusdurian Makassar Dalam Merawat Pluralsime dan 

Demokrasi 

Dalam upaya merawat pluralsime dan demokrasi di kota Makassar komunitas 

Gusdurian banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan langsung maupun 

tidak langsung dalam menjaga pluralsime dan demokrasi. 

Menurut Fadlan L Nasurung aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh 

komunitas Gusdurian Makassar yaitu berupa diskusi rutin, kunjungan-kunjungan, 

advokasi, pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas, jalin harmoni. Mengenai 

program-program, komunitas gusdurian Makassar tidak memiliki program yang 

terstruktur seperti pada organisasi umumnnya. Oleh karenanya model gerakan atau 

aktivitas gusdurian sangat rendom. Salah satu gerakan yang mempunyai kemiripan 
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dengan Gusdurian adalah jemaah tabliq.Karena Gusdurian bukanlah sebuah 

organisasi maka Gusdurian tidak memilii program tetap.94 

 Adapun kegiatan-kegiatan komunitas Gudurian di Kota Makassar diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Gerakan Komunitas Gusdurian Makassar dalam Merawat Pluralisme 

a. Pojok kampus 

Pojok kampus adalah sebuah aktivitas yang dibuat oleh komunitas Gusdurian 

Makasar yang konsepnya sederhana yaitu dengan melasanakan diskusi rutin setiap 

pekannya. Adapun kampus-kampus yang melaksanakan aktivitas pojok kampus ini 

diantaranya yaitu, kampus UIN Alauddin Makassar, kampus Universitas Negari 

Makassar, kampus Universitas Hasanuddin dan kampus Universitas Muslim 

Indonesia. 

Tujuan dari pojok kampus ini yaitu untuk memerkenalkan gagasan-gagasan 

Gus Dur, tidak hanya sebagai forum untuk mensosialisasikan pemikiran Gus Dur 

lebih jauh dari itu pojok kampus berfungsi sebagai wadah perjumpaan bagi seluruh 

kelompok mahasiswa dari berbagai komunitas maupun lembaga kemahasiswaan. 95 

Tafsir saya, pojok kampus karena dilaksanakan di kampus, ya berarti ingin 

menyebarkan nilai-nilai perjuangan Gus Dur dalam hal ini toleransi dan perdamaian 

di lingkungan kampus. Karena ya percaya tidak percaya dunia kampus sebagai 

                                                 

94 Fadlan L Nasurung, (32 tahun), Hertasning 17 Februari 2023. 

95 Mukrimin (26 tahun), Hertasning 10 Februari 2023. 
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wadahnya akademisi juga ternyata banyak sekali fakta-fakta intoleran di dalamnya. 

Kegiatan pojok kampus dilakukan sebagaimana yang disinyalir oleh Wahyu96 sebagai 

pegiat komunittas Gusdurian, bahwa: 

Pojok kampus biasanya dilakukan sebanyak tiga kali di Universitas Negeri 

Makassar (UNM), dimana pojok kampus itu kita mendiskusian satu tema 

berkaitan dengan Gus Dur, pemikiran Gus Dur baik itu tentang toleransi, 

perdamaian, keberagaman dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan 

dengan Gus Dur yang kemudian dilaksankan di kampus masing-masing dan 

biasanya kita mengundang para pemantik dari luar atau bekerja sama dengan 

salah satu organisasi yang ada di kampus. Bisasanya di UNM pernah 

berkolaborasi dengan LKIMB.  

 

b. Kelas pemikiran Gus Dur 

Kelas pemikiran Gus Dur atau biasa disebut KPG merupakan ruang belajar 

untuk memahami dan membumikan nilai, pemikiran, keteladanan Gus Dur 

dikalangan anak mudah, sekaligus sebagai upaya untuk merefleksikan nilai-nilai 

keindonesiaan. Kelas pemikiran Gus Dur ini juga memberi ruang untuk 

meningkatakan kapasistas leadership dan skill kampanye di media sosial. sebagai 

bekal untuk mendesiminasikan nilai, pemikiran, nilai, keteladanan Gus Dur ke publik 

yang lebih luas. Biasanya KPG ini dilaksanakan selama 3 hari.97 

c. Dialog lintas agama 

Dialog lintas agama adalah forum perjumpaan tokoh-tokoh agama, kegiatan 

ini mrupakan kegiatan rutinitas komunitas Gusdurian makassar. paling sedikit 

kegiatan ini dilakukan setahun sekali. Isu-isu yang dibahas terkait dengan keberagam 

                                                 

96Wahyu 25 thn (tidung 20/2/23) 

97 Wahyu 25 thn (tidung 20/2/23) 
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dan perdamaian. Tujuan forum ini yaitu sebagai wadah silaturahmi antara kelompok 

agama-agama dalam upaya merawat pluralitas di Kota Makassar. 

d. Gusdurian peduli 

Gusdurian peduli adalah unit kerja yang lahir untuk melanjutkan nilai-nilai 

perjuangan Gus Dur diranah kemanusiaan. Yayasan ini dibentuk dengan tujuan untuk 

mengelolah kerja-kerja Gusdurian di bidang tanggap bencana, pemberdayaan sosial 

dan ekonomi serta pengorganisasian relawan yang sebelumnya bernama “lumbung 

amal Gusdurian”  

 Ada beberapa kegaiatan kolaborasi antara Gusdurian peduli dan komunitas 

Gusdurian Makassar dalam merospon bencana yang terjadi di Sulawesi secara umum 

dan Makassar secara khusus. Diantaranya gempa Palu tahun 2018, Gempa Mamuju 

pada tahun 2021 dan banjir Masamba pada tahun 2020. 

e. Clean the city 

Clean the city adalah aktivitas bersih-bersih kota setelah peryaan tahun baru. 

Kegiatan ini adalah kegiatan kolaborasi dengan teman-teman komunitas dan jaringan 

lintas agama. Selain menjaga keberisihan lingkungan kegaitan ini juga menjadi 

wadah silaturahmi antara komunitas-komunitas dan jaringan lintas agama. 

f. Haul Gus Dur 

Kegiatan haul Gus Dur diselenggarakan sebagai bentuk dalam upaya 

mengenang kembali kepergian Gus Dur dengan segala perjuangannya. Bagi pecinta 

Gus Dur atau lebih dikenal dengan komunitas Gusdurian biasanya menyelenggarakan 

kegiatan ini.  
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Haul Gus Dur yang diadakan oleh komunitas Gusdurian Makassar 

dirangkaian dengan beberapa acara atau kegiatan. Sebagaimana menurut Wahyu 

bahwa: 

Menjelang haul Gus Dur biasanya banyak agenda atau kegiatan yang 

dilakukan, baik itu kegiatan pra haul sesuai dengan instruksi langsung dari 

Seknas, seperti Penanaman Mangrove yang diadakan pada tahun 2020. Ada 

juga bioskop keliling, dengan melakukan penayangan film-film pendek yang 

dipilih oleh Seknes. Film-film tersebut dapat diakses secara umum melalui 

youtube. Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemuda setempat, yang pada 

saat itu bekerja sama dengan komunitas pemuda di Bontoduri. Dengan adanya 

kerja sama ini, memudahkan komunitas Gusdurian dalam menyediakan ruang, 

massa serta konsumsi. Lalu, kita nonton bareng setelah itu kita lakukan bedah 

film bersama-sama dan mendiskusikan inti dari film tersebut. Film yang 

ditayangkan biasanya bertema keragaman yang menyiratkan pesan bahwa 

masyarakat kita adalah masyarakat yang plural supaya masyarakat juga bisa 

menerima keberagaman itu. Seperti itulah agenda kampanye perdamaian yang 

biasanya dilakukan pada saat haul Gus Dur. 

 

Pra haul juga ada diskusi tentang gender yang dilaksanakan di kampus 

Universitas Islam Makassar. Intinya haul Gus Dur itu menurut saya tentang 

meremajakan kembali pemikiran Gus Dur di tengah masyarakat apalagi di 

tengah masyarakat yang khususnya mengagumi pemikiran dia. Di haulnya 

Gus Dur itu menghadirkan tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat dari 

berbagai latar belakang, ada dari Ahmadiyah, Kristen, Konghucu, Hindu, 

Buddha, dan yang paling iconic adalah doa bersama lintas iman. 

 

Menurut Abu, ada beberapa kegiatan dari pra haul Gus Dur seperti adanya 

bedah buku di beberapa kampus. Buku tersebut bertemakan tentang Gus Dur 

dan feminisme. Malam puncaknya di UIM yng dihadiri oleh semua tokoh 

agama serta membahas terkait persoalan refleksi dan ajakan untuk merawat 

keberagaman.  

 

g. Kampanye media sosial  

 Pada era digital saat ini, tentunya semakin mudah dalam menyampaikan 

berbagai informasi. Salah satunya dengan melakukan kampanye media sosial, media 

sosial memiliki banyak kelebihan daripada media konvesnsional. Media dengan 
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platform online ini membantu penggunanya agar lebih mudah dalam berpartisipasi, 

berkomunikasi, berbagi informasi tantap terbatasi oleh ruang dan waktu. Tentu saja 

hal ini dapat dimanfaatkan untuk media kampanye. Kampanye media sosial 

merupakan salah satu aktivitas komunitas Gusdurian dalam upaya-upaya 

menyebarkan gagasan sembilan nili utama Gus Dur kepada masyarakat luas. 

h. Camping perdamaian 

 Kegiatan ini merupakan kegiatan kolaborasi antara Gusdurian dan YPMC. 

Kegiatan tersebut mempertemukan anak-anak muda dari berbagai latar belakang 

agama dan organisasi, diantaranya Muhammadiyah, Ahmadiyah, dan lintas 

kepercayaan. Pembahasan dalam pertemuan ini adalah isu-isu tentang keberagaman. 

2. Gerakan Komunitas Gusdurian Makassar dalam Merawat Demokrasi 

a. Aktivitas Advokasi 

Komunitas Gusdurian Makassar sering terlibat dalam mendampingi kasus-

kasus deskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas di Makassar. Yang paling 

dominan adalah isu kemanusiaan, isu-isu kaum minoritas yang paling dominan baik 

hubungan inter dan antara agama. Selama ini yang sering kami “temani” adalah 

teman-teman Ahmadiyah termasuk komunitas LGBT. 

Ketidaksetujuan kita terhadap suatu paam bukan berarti kita harus 

bermusuhan yang saya tidak sepakati dalam ajaran islam (syariat) tidak 

mengenal hubungan sesama jenis, tapi kalau ada orang suka sesama jenis, 

agama tidak mempunyai hukum seperti itu. Yang dihukumi sama agama 

adalah perilaku bukan perasaan, makanya dalam fiqih tidak ada pembahasan 

soal apa yang kamu rasakan tapi apa yang kamu lakukan. 
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 Dengan adanya upaya advokasi terhadap kaum minoritas dalam hal ini 

LGBT, dalam arti sebenarnya supaya kelompok ini tedak semakin terekslusi. Jika 

tidak da upaya pendampingan meraka akan semakin merasa dihakimi dan dijauhi. 

Kalau bahasa agamnaya pendampingan ini adalah  dakwah tapi kami tidak 

menggunakan istilah itu98 

 Selain itu komuntias Gusdurian makassar juga melakukan advokasi terhadap 

kelompok ahmadiyah yang mengalami deskriminasi. Pada saat itu terjadi pelarangan 

dan penolakan terhadap aktivitas kelompok Ahmadiyah yang dilakukan oknom 

masyarakat sipil berupa pemajangan spanduk-spanduk pelarangan sebagai protes 

mereka99 

Tidak hanya itu, Komunitas Gusdurian Makassar bersama dengan aliansi 

santri Makassar bergabung ke dalam aliansi masayarakat pesisir dalam rangka 

menolak tambang pasir laut di Pulau Kodingareng. Pada saat aksi demonstrasi di 

depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, komunitas Gusdurian melakukan aksi 

berupa pembacaan dan khataman Qur’an sebagai bentuk solidaritas terhadap 

masyarakat Pulau Kodingareng. 

Keterlibatan komunitas Gusdurian dalam upaya penolakan atas temabang 

pasir laut di Pulau Kodingareng bukan tanpa sebab, menurut Abu salah satu pegiat 

komunitas menerangkat bahwa. kami melihat ada penindasan yang sangat nyata itu 

yang kami pahami. Posisi tambang pasir laut itu berada di lokasi masyarakat 

                                                 

98 Fadlan L Nasurung (32 tahun), Hertasning 17 Februari 2023. 

99 Muhammad Abu (27 tahun), Tuddopuli 15 Februari 2023. 
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mengakses laut, di Kodingareng mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai 

nelayan.Ketika aktivitas pertambangan beroprasi melakukan pengerukan pasir maka 

dengan otomatis hewan dan tumbuha laut yang selama ini menjadi sumber 

penghidupan masyarakat menjadi tercemar sehingga para nelayan semakin sulit 

dalam melakukan aktivitasnya. Menurut kami ada upaya pemiskinan secara 

struktural, hak-hak demokrasi rakyat tidak diakomodir termask juga intimidasi dan 

kriminalisasi rakyat. Hal-hal itu yang membuat kami bergabung bersama aliansi 

masyarakat pesisir bergerak dalam melawan tambang pasir di Pulau Kodingareng. 

Pada 2019, Komunitas Gusdurian juga terlibat dalam isu Omnibus law hal itu 

dijelaskan oleh Abu berdasarkan hasil diskusi teman-teman gusdurian Ombnibus Law 

dalam penyusunannya dibahas, dirumuskan dengan cara yang tidak transparan. 

Buktinya ada bergam file draft Omnibus Law hal tersebut membuat kami tidak tahu 

mana draft yang benar. Hal itu menjadi salah satu indikatornya. 

 Yang kedua pembuatan peraturan perundang-undangan ada beberapa hal 

secera prosedural yang bermasalah, terutama yang berkaitan dengan sosialisasi 

publik. Sosialisasi publik tetap ada tetapi tidak massif dan yang diundang saat proses 

tersebut adalahkomunitas dan organisasi yang bukan representasi masyarakat bahkan 

ada juga masyarakat yang diundang tetapi pendapat dan aspirasinya tidak diakomodir 

bahkan tidak dipertimbangkan secara subtansi. pada dasarnya spirit Ombnibus Law 

ini memudahkan perizinan, dan membuka lapangan kerja, hal ini yang bagi kami 

menjadi persoalan terkait dengan investasi. Sebelum adanya Ombnibus law konflik 

negara dan masyarakat itu sangat besar baik soal perampasan ruang hidup, kerusakan 
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lingkungan. Belum lagi soal lubang-lubag bekas galian tambang yang terbengkalai 

yang banyak memakan korban, ada sekitar 44 orang anak menjadi korban lubang 

galian tambang yang terbengkalai. 

Kalau Undang-undang ini disahkan maka akan memperparah konflikmyang 

ada seperti konflik agraria, kerusakan lingkungan termasuk bencana ekologis, banjir 

dan lain sebagainya hampir terjadi setiap tahunnya. Dengan kemudahan investasi dan 

perizinan diberbagai industri akan menambah angka-angka kerusakan dan 

memperparah kerusakan ekologis serta konflik agraria yang telah berlangsung selama 

ini.  

Keterlibatan Komunitas Gusdurian dalam upaya penolakan kebijakan 

Omnibus Law ini berkaitan dengan prinsip yang dianut oleh komunitas tentang 

sembilan nilai utama Gusdur salah satunya adalah nilai keadilan. 

Terkait dengan kasus pertambangan seperti yang terjadi di Desa Wadas Jawa 

Tengah, aktivitas pertambangan berdampak pada aktivitas kebudayaan masyarakat 

berupa ziarah kubur. Dengan hadirnya aktvitas pertambangan membuat aktifitas 

kebudayaan terganggu dan berpotensi menghilangkan kebudayaan tersebut. 

Aktivitas kebudayaan berupa ziarah kubur merupakan media silaturahmi 

masyarakat kalau media tersebut hilang maka ruang-ruang perjumpaan warga 

semakin tidak ada. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran kami terhadap Ombnibus 

Law sehingga hal tersebut perlu untuk kami sikapi agar kasus-kasus tersebut tidak 

terjadi dibeberapa daerah yang ada di Indonesia termasuk di Makassar. 
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b. Ngaji Demokrasi 

Ngaji demorasi adalah forum diskusi yang membahas tentang isu-isu 

demokrasi saat ini dengan tujuan memberi pesan dan ide gagasan demokrasi untuk 

pendidikan politik kepada mahasiswa dan masyarakat umum.100 

c. Workshop keberagaman Gender 

Menurut Andi Tenri Wuleng salah satu pegiat komunitas Gusdurian 

Makassar, isu terkait keberagaman gender di sulawesi selatan tidak luput dari 

pemahaman tentang konsep gender yang di pahami di sulawesi selatan khususnya 

dalam masyarakat bugis. Salah satunya soal kelompok bissu yang sering mengalami 

tindakan deskriminasi bahkan berujung kriminalisasi di tengah-tengah masyarakat. 

Seperti halnya baru-baru ini kelompok bissu ini ditolok keberadaanya pada moment 

Hari ulang tahun kabuaten Bone. Dari kasus tersebut komunitas Gusdurian merespon 

hal tersebut dengan mengadakan kegaiatn workshop keberagaman gender dalam 

perspektif budaya lokal sulawesi selatan. Tujuannya adalah memberi pemahaman 

kepada genrasi muda bahwa konsep gender yang dianut oleh barat itu berbeda dengan 

konsep gender yang dipahami oleh masyarakat sulawesi selatan.101 

d. Forum Bulanan 

Forum bulanan adalah forum diskusi yang diadakan setiap bulan yang 

membahas tema-tema terkait isu Pluralisme dan Demokrasi. Kegiatan ini merupakan 

                                                 

100  Mukrimin 26 thn (hertasning 10/2/23) 

101 Andi tenri Wuleng 22 thn (samata 10/2/23) 
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kegiatan kolaborasi dengan berbagai komunitas ataupun organisasi. Salah organisasi 

yang sering berkolaborasi di forum bulanan ini adalah LAPAR Sulsel102 

Salah satu tema yang didiskusikan seperti soal isu papua kemudian 

mendiskusikan mendiang Aktivis papua Filep Karma dan Gus Dur, pemantik 

diskusinya teman-teman dari Papua103 . Di bulan ramadhan forum bulanan ini 

kegiatannya dikemas dalam bentuk keagamaan berupa pengajian kitab104 

D. Respon Terhadap Gerakan Komunitas Gusdurian Makassar 

Keberadaan komunitas gusdurian Makassar selanjunya disingkat KGM kini 

memasuki usia 10 tahun (2013-2023) dalam upaya merawat pemikiran dan 

perjuangan Gus Dur di Kota Makassar. Ada banyak aktivitas dan gerakan-gerakan 

yang dilakukan oleh KGM dalam upaya merawat pluralitas dan demokrasi di kota 

Makassar yang masyarakatnya heterogen. 

Dengan demikian penting untuk melihat respon dari berbabagi elemen tentang 

keberadaan KGM di Makassar. Berikut adalah sejumlah respon dari berbagai pihak 

terhadap KGM. 

1. Respon Anggota Komunitas 

                                                 

102Lapar merupakan singkatan dari lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat yang 

mana merupakan salah satu organisasi non pemerintah yang berdiri tanggal 17 april 1999. Tujuan lapar 

yaitu untuk mengembangkan dan menumbuhkan masyarakat sipil yang kuat dan kritis melalui kajian, 

dialog, pendidikan rakyat, pengorganisasian pendamping dan publikasi. Gagasan yang dilaksanakan 

LAPAR dalam format kegiatannya. Pertama, sosialisasi gagasan pluralisme melalui penerbiatan 

buletin jumat. Kedua penelitian dan mapping kebuayaan lokal. Ketiga kampanye dan sosialisi budaya 

lokal melalui radio dan koran. Keempat pendampingan masyarakat marjinal (kota dan desa). 

103 Muhammad Abu (27 tahun) Tuddopuli (15 Februari 2023) 

104 Mukrimin (26 tahun) Hertasning (10 Februari 2023) 
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“semakin terbuka kak, awalnya saya mempunyai pemikiran yang ekstrims 

memandang agama lain misalnya begini ‘orang Kristen itu makan babi artinya 

mereka haram, saya punya pemikiran seperti itu pas maba tapi seiring berjalannya 

waktu, ikut pemberdayaan kapasitas secara individu saya semakin sadar keterbukaan 

itu harus betul-betul ada individu. Bagaimanapun kita melihat orang lain, tentunya 

kita harus melepaskan apa yang ada dalam diri kita dalam artian bahwa kita 

menganggap diri kita paling benar dan orang lain itu salah” 

 

Pernyataan diatas diutarakan oleh Andi tenri Wuleng105 yang merupakan 

anggota Komunitas Gusdurian Makassar, ketika menanggapi pertanyaan penulis 

dalam sesi wawancara terkait hal yang ia rasakan dalam melihat sebuah perbedaan. 

Tidak dapat dipungkiri, pemikiran ekstrimis yang dimiliki Andi Tenri Wuleng 

merupakan problem mendasar dalam melihat sebuah keberagaman yang ada ditengah 

masyarakat Makassar. Sehingga tidak menutup kemungkinan, pemikiran serupa juga 

dimiliki oleh anak-anak muda saat ini.  

 Nilai kesetaraan dari sembilan nilai yang diajarkan Gus Dur, menjadi poin 

penting dalam mengubah cara pandang anggota Komunitas Gusdurian Makassar 

khususnya dalam melihat sebuah perbedaan. Dalam pandangan Gus Dur kesetaraan 

bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama 

dihadapan tuhan. Kesetaraan meniscayakan adanya perlakuan yang adil, hubungan 

yang sederajat, ketiadaan dikriminasi dan subordinasi, serta marjinalisasi dalam 

masyarakat. 

                                                 

105 Andi tenri Wuleng (22 tahun), Samata (10 Februari 2023) 
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 Pengalaman serupa juga dirasakan oleh Mukrimin, ketika bergabung dengan  

Komunitas Gusdurian Makassar.106 Awalnya ia, membatasi diri dalam berinteraksi 

dengan orang-orang yang NonIslam. Hal yang menjadi ketakutannya terletak pada 

permasalahan iman (Ketauhidan) terutama ketika memasuki tempat-tempat ibadah 

agama lain. Lebih lanjut dia menceritakan pengalamannya setelah bergusdurian, 

dimana mengalami perubahan yang signifian dalam melihat perbedaan khususnya 

soal berkeyakinan (agama) dulunya mukrimin membatasi diri dengan kelompok 

agama diluar islam tetapi setelah bergusdurian dia tidak lagi merasa takut bergaul 

dengan kelompok agama lain. 

“Setelah bergusdurian saya tidak takut lagi bergaul, biasanya kan kita berpikir 

ini kristen itu, agak dibatasi diri. Setelah bergusdurian saya tidak pernah lagi 

merasa takut, karena apa yang harus ditauti persoalan keimanan itu kan kita 

yang tahu sendri, terus teman-teman non muslim juga tidak pernah bilang 

beretman ki terus mereka mengajak masuk ke agamanya. Kan yang ditakutkan 

orang-orang seperti itu selama ini.”  

 

Permasalahan ketauhidan telah mengundang pro kontra dalam pandangan 

kehidupan beragama di Indonesia secara umum dan internal umat Islam secara 

Khusus.Masih membekas dalam beberapa kejadian silang pendapat dalam memasuki 

tempat ibadah agama NonIslam. Salah satu yang bisa dijadikan sebagai studi kasus 

adalah aksi Gus Miftah dan Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta saat itu) 

menghadiri dan memberikan sambutan berisi nasihat persatuan dalam peresmian 

Gereja Bethel Indonesia (GBI) Amanat Agung di Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam 

                                                 

106 Mukrimin (26 tahun) Hertasning (10 Februari 2023) 



105 

 

 

 

film The Santri adegan santri membawa tumpeng ke Gereja pun menjadi kasus yang 

mengundang pro kontra terkait hukum memasuki tempat ibadah agama lain.  

 Dimulai dari tanggapan yang disampaikan oleh Ustad Abdul Somad melalui 

kanal youtubenya menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak ingin 

memasuki tempat yang didalamnya ada patung berhala. Sehingga menurutnya 

persoalan aqidah tidak dapat ditawar dan perlu adanya pemahaman perbedaan aqidah 

dan toleransi. Dan baginya Madzhab Syafi’I mengharamkan untuk memasuki tempat 

ibadah agama lain. 

Sedangkan oleh beberapa pandangan Ulama mengatakan bahwa sepanjang 

tidak mengubah keyakinan (aqidah) diperbolehkan untuk memasuki tempat ibadah 

agama lain. Olehnya itu, segala prosesi didalam tempat ibadah agama lain tidak 

diperkenangkan untuk diikuti karena mengandung unsur ketauhidan itu sendiri. 

Ketauhidan inilah yang menjadi pion pertama dalam sembilan nilai utama yang 

diperjuangkan oleh Komunitas Gusdurian diberbagai daerah di Indonesia khususnya 

di Makassar.  

 Menurut Gus Dur ketauhidan didapatkan lebih dari sekedar diucapkan dan 

dihafalkan, tetapi juga disaksikan dan disingkapkan. Sehingga pandangan ketauhidan 

menjadin poros nilai-nilai ideal yang diperjuangkan Gus Dur melampaui 

kelembagaan dan birokrasi agama. Gus Dur tidak menolak adanya aspek 

kelembagaan dan birokrasi agama dalam bentuk komunitas agama-agama dan 

kelompok yang ada, dengan segala bentuk perumusan. Hanya Gus Dur tidak merasa 

nyaman dengan kelambagaan dan birokrasi agama yang tidak memberikan perhatian 
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pada aspek sosial masyarakat.Olehnya itu, setelah bergabung dengan Komunitas 

Gusdurian Makassar, Mukrimin tidak lagi membatasi diri dalam melakukan kunjugan 

ke Pura dan Katedral yang sebelumnya menakutkan bagi dirinya setelah mendapatkan 

pandangan yang berbeda dari Komunitas Gusdurian Makassar. 

  Tidak hanya andi Tenri dan Mukrimin saja yang merasakan dampak positif 

bergusdurian, hal yang sama juga disampaikan oleh Wahyu Riansyah107 salah seorang 

yang pernah menjadi anggota komunitas gusdurian Makassar. yang saat ini berprofesi 

sebagai seorang guru disalah satu sekolah swasta di Kota Makassar. Dia 

menyampaikan bahwa bergusdurian mempunyai efek yang besar terkait cara 

pandangnya tentang keneragaman dan perdamaian kemudian ia menerapkan pada 

profesinya sekarang. Menurutnya menjadi gusdurian itu tidak sebatas pada 

lingkungan komunitas tetapi kemudian menjadi gusdurian dimanapun kita berada.108 

sekarang saya menjadi guru dan saya juga berusaha mempelajari education for 

peace jadi mengolaborasikan nilai-nilai Gus dur dan teori pendidikan damai 

yang berusaha saya terapakan di kelas saya. Apalagi siswa saya adalah siswa 

yang plural, setiap kelas pasti ada agama yang berbeda. Jadi setiap masuk 

kelas saya sudah memiliki amunisi tentang konsep perdamaian karena saya 

sudah mempelajari tentang Gus Dur, saya sudah berdiskusi dengan teman-

teman Gusdurian atau saya sudah mengalami sendiri bagaimana kehidupan 

yang plural itu sendiri” 

  

Dari penjelasan tentang pengalaman para anggota komunitas saat menjadi 

anggota komunitas gusdurian Makassar, penulis dapat melihat bahwa komunitas 

gusdurian memberi efek positif terutama pada nilai-nilai Gus Dus yang sedikit 

                                                 

107 Wahyu Riansyah 25 thn Tidung (18/2/23) 

108 Wahyu Riansyah 25 thn Tidung (18/2/23) 
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banyak memberi warna dalam berpikir dan bertindak bagi para anggotang. Seperti 

halnya Wahyu Riansyah yang berprofesi sebagai seorang guru dia memiliki bebagai 

gagasan tentang perdamaian yang kemudia dia terapkan dan kembangkan dalam 

upaya menciptakan generasi yang mencintai keberagaman.  

 Sebagai seorang intelektual muslim yang juga pernah menjadi tokoh agama 

dan guru sekaligus tokoh nasionalis, Gus Dur juga memiliki konsep tentang 

pendidikan dan perbaikan bangsa. Akan tetapi konsep-konsep pendidikan yang 

dimiliki sangat global sehingga membutuhkan interpretasi ulang supaya bisa 

dijalankan. Sering dipahami bahwa Gus Dur merupakan seorang penyeru Toleransi 

dan pluralisme, pembela kaum minoritas yang tertindas, dan pencinya keutuhan 

NKRI.109 

 Pendidikan dalam arti sekolah menurut Gus Dur tidak menjadi perhatian 

khusus. Gus Dur punya perhatian terhadap pendidikan yang sifatnya general. Secara 

implisit tujuannya sama dengan pendidikan umum, kalau menjadi orang yang 

inovatif, dinamis, dan memiliki etika hal itu akan menciptakan perdamaian. 

Pendidikan tidak selalu harus ditulis untuk perdamaian tetapi unsur-unsur didalam 

cita-cita itu sudah mengarah kepada perdamaian, kecuali secara implisit pendidikan 

perdamaian. Maka tujuannya untuk menciptakan perdamaian secara eksplisit, tetapi 

pendidikan secara umum juga tujuannya menciptakan perdamaian, meskipun tidak 

ditulis secara eksplisit.  

                                                 

109 Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), h.3. 
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2. Respon Akademisi 

Sebagai komunitas yang bergerak berbasis sembilan nilai utama Gus Dur dan 

aktif dalam dalam isu-isu sosial, Komunitas Gusdurian Makassar menjadi wadah 

perjumpaan bagi bebagai elemen masyarakat salah satunya adalah kelompok 

akademisi. Tercatat ada beberapa organisasi yang kerap berkolaborasi melalui 

diskusi-diskusi yang dilaksanakan oleh Komunitas Gusdurian Makassar, diantaranya 

adalah  IMM, HMI, PMII, dan STT INTIM. 

Berikut ini beberapa tanggapan dari kalangan akademisi terhadap kehadiran 

Komunitas Gusdurian Makassar ; 

a) Tanggapan dari Nafisah Zarqa yang merupakan perwakilan Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah (IMM) saat setalah menjadi pemantik pada kajian tentang Buya 

Syafi’I Ma’rif dengan Komunitas Gusdurian Makassar, menganggap bahwa 

kehadiran komunitas ini merupakan suatu hal yang positif dan perlu untuk 

dilestarikan, menjadi warna dan menambah khazanah keilmuwan dalam pross 

merawat tradisi akademik di kampus. Selain sebagai poros perjumpaan kelompok 

anak-anak muda yang berasal dari berbagai elemen organisasi mahasiswa, 

melalui diskusi dan silaturahmi ini dia berharap, komunitas ini mampu meredam 

konflik pemikiran antar organisasi dan dapat memahami satu dengan lainnya. 

Konsistensi aktivitas Komunitas Gusdurian Makassar dalam merawat toleransi 

perlu dipertahankan dan dijauhkan dari kepentingan politik.110 

                                                 

110 Nafisah Zarqa via telpon (24 Februari 2023) 
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b) Respon terhadap keberadaan komunitas Gusdurian Makassar tidak datang hanya 

dari mahasiswa islam saja tetapi jaga datang dari kalangan akademisi muda 

kristen.111 Rio Rocky Hermanus merupakan mahasiswa STT INTIM yang berasal 

dari Nusa Tenggara Timur yang pernah beberapa kali berkolaborasi dalam 

aktivitas Komunitas Gusdurian Makassar. Awal perkenalannya dengan 

Komunitas Gusdurian Makassar terjadi ketika MIPG di Malino yang salah satu 

pesertanya adalah anggota Komunitas Gusdurian Makassar. Kegiatan tersebut 

dihadiri oleh mahasiswa lintas agama.  

Interaksi mahasiswa STT INTIM dengan Komunitas Gusdurian Makassar 

dimulai dengan sharing antar anggota dalam rangka mengenal satu sama lain setelah 

itu berkembang dalam bentuk kegiatan kolaborasi antara STT Intim dengan 

Komunitas Gusdurian Makasar, diantara kegiatan kolaborasi keduanya yaitu bedah 

buku dengan judul “Agama Untuk Kemanusiaan” karya Fadlan L Nasurung salah 

seorang anggota gusdurian sekitaran bulan Januari atau Februari tahun 2022. Berawal 

dari hal tersebut, kolaborasi antar keduanya semakin sering delakukan dalam 

beberapa kegaiatan selanjutnya. kolaborasi tersebut menjadi salah satu upaya dalam 

mempererat ikatan emosional dan merawat keberagaman. 

Rio juga menyampaikan pandangannya terkait gerakan komunitas Gusdurian 

Makassar dalam merawat pluralisme dan demokrasi di Makassar, dia menganggap 

bahwa gerakan gusdurian menjadi salah satu komunitas yang dapat memperkuat 

                                                 

111 Rio Rocky Hermanus (22 tahun) Jln Baji Dakka Makassar (25 Februari 2023). 
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keberagaman tersebut yang mampu diwujudkan dalam bentuk kepedulian. Hal ini 

kami saksikan pada kasus pengeboman Gereja Katedral di Makassar. Kami melihat 

teman-teman gusdurian menunjukkan kepeduliannya dengan cepat merespon kasus 

tersebut dengan datang ke lokasi kejadian dan menyuport para korban. Tidak hanya 

itu cara pandang anggota komunitas yang terbuka dan tidak kaku dalam hidup 

berdampingan dengan suku dan agama lain menjadi hal yang kami kagumi kata rio. 

Dari beberapa pendiskusian dan kolaborasi kegiatan dan cara gusdurian menyikapi 

kasus-kasus pluralisme dan demokrasi di Makassar, kami dapat menimpulkan bahwa 

gerakan teman-teman komunitas gusdurian searah dengan tujuan STT INTIM. 

c) Respon juga datang dari  salah seorang kader PMII, Ilham Madjid mengatan 

bahwa paradigma berfikir Gus Dur yang lebih menitikberatkan kepada nilai 

kemanusiaan menjadi isu yang sangat mendukung ditengah isu toleransi yang 

berhembus ditengah masyarakat khususnya masyarakat Kota Makassar, di 

Makassar sendiri beberapa kali terjadi kasus-kasus intoleran salah satunya kasus 

bom katedral Makassar.112. Sama halnya yang disampaikan oleh Nafisah Zarqah 

bahwa kehadiran Komunitas Gusdurian Makassar telah merawat dan 

menciptakan suasana damai dalam iklim kampus. Sebagai kader PMII 

keterlibatannya dengan Gusdurian ditandai dengan terlibatnya mengikuti diskusi 

di pojok Gusdurian UIN Alauddin, diskusi kerap kali dilakukan di pelataran 

masjid kampus.. Konsistensi Gusdurian dalam membuat menghadirkan ruang 

                                                 

112 Muhammad Ilham 24 thn via telpon (24/2/23) 
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diskusi sangat efektif banginya dalam merawat iklim intelektual di kampus yang 

belakangan ini mulai mengalami degradasi.  

d) Selain dari lembaga mahasiswa diatas, terdapat pula Jaringan Filsafat Islam 

(Jakfis) yang juga turut hadir dalam kegaiatan Komunitas Gusdurian 

Makassar.113 terdapat beberapa poin penting dalam pendiskusian dengan 

Gusdurian yaitu: Pertama, lingkup kajian Gusdurian yang ada di UIN lebih 

cenderung melihar persoalan-persoalan kultural yang ada di Indonesia khususnya 

di Sulawesi Selatan. Bagaimana melihat power dari kultur yang melambat 

sehingga ada kerenggangan antara anak muda dengan budaya mereka sendiri. 

Kedua, persoalan moderasi beragama. Bagaimana, kebebasan berfikir perlu 

dipayungi dan tercakup atau terbebas pada hanya satu tema yang diangkat. 

Ketiga, Pluralisme dan Demokrasi menjadi tema yang sering didiskusikan 

bersama dengan Gusdurian. Walaupun, tema demokrasi masih sangat minim 

didapati menjadi tema pendiskusian. Salah satu contoh kasus pluralisme adalah 

persoalan Madzhab. Tekadang kita cenderung terbatas dalam menggunakan 

perspektif, sehingga dengan mudahnya untuk menyalahkan Madzhab yang lain. 

Keempat, isu kedaerahan  mengenai fenomena di kampus bila ditarik pada 

wilayah kampus, misalnya, bentrok yang mengatasnamakan lembaga atau 

organisasi daerah. 

                                                 

113 Arlan Audia 25 thn Nigrat via telpon (23 Februari 2023). 
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Hadirnya Komunitas Gusdurian ini telah menjadi wadah yang sangat 

tepat dan efisien bagi yang ingin belajar atau mengasah lebih luas wawasannya 

terutama jika membincang pluralism dan toleransi. Selain sebagai wadah yang 

mempersatukan keberagaman, kehadiran Gusdurian diharapkan mampu meredam 

dan meminimalisir bentrok yang terjadi di kampus. Potensi tersebut dimiliki oleh 

Gusdurian karena tidak membatasi dialektika bahwa tidak hanya orang-orang 

mempunyai dasar organisasi tertentu yang mempunyai hak, akan tetapi menjamin 

semua warna organisasi memiliki hak yang sama dalam wadah Gusdurian. Hal 

inilah yang disampikan oleh Arlan Audia Nigrat yang juga merupakan kader 

HMI yang turut aktif dalam kegiatan Komunitas Gusdurian yang ada di UIN 

Aaluddin.114 

3. Respon Masyarakat Sipil 

1) Sebagai negara yang multi agama, Indonesia telah memberikan jaminan 

konstitusional kebebasan untuk masyarakat Indonesia dalam memilih dan 

menganut agama mereka masing-masing. Tidak dapat dipungkiri, akar historis 

kehadiran agama-agama di Indonesia tidak lepas dari adanya pengaruh Hindu- 

Budha pasca masa Pra-Aksara, selanjutnya disusul masuk dan 

berkembangnya Agama Islam. Sedangkan periode Kristenisasi di berbagai 

Indonesia telah muncul dalam kurun waktu hampir bersamaan masuk dan 

                                                 

114 Arlan Audia (25 tahun) Nigrat via telpon (23 Februari 2023) 
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berkembangnya agama sebelum Kristen. Puncak dari Kristenisasi sendiri ada 

pada masa penguasaan bangsa Eropa di Indonesia.115 

Baginya dalam melihat kehadiran Komunitas Gusdurian Makassar, 

merupakan langkah konkret dalam mewujudkan nilai “Kebhinekaan Tunggal Ika”. 

Gusdurian merupakan kumpulan yang terdiri atas individu maupun kelompok yang 

mempunyai kekaguman tersendiri terhadap Gus Dur terutama dalam nilai-nilai 

toleransi yang acapkali diidentikkan dengan Presiden Keempat Indonesia tersebut. 

Sebagai orang yang beragama Islam kita tidak perlu jumawa terhadap kuantitas 

penganut Islam yang mayoritas dibandingkan agama lain. 

Rangkaian peristiwa intoleransi dan tindakan radikal bermotif agama yang 

terjadi di Indonesia, selalu mengatasnamakan Islam. Sebut saja peristiwa Bom Bali I 

dan II, penyerangan dan pelarangan tempat ibadah, dan yang paling dekat adalah 

peristiwa pengeboman di Gereja Katedral Makassar dan masih banyak lagi. Peristiwa 

intoleransi lain ini juga banyak dimuat dalam Wahid Institute sebagai wadah yang 

berusaha mewujudkan prinsip dan cita-cita intelektual Abdurrahman Wahid dalam 

membangun pemikiran Islam Moderat. 

Sehingga diharapkan melalui Komunitas Gusdurian Makassar, Islam mampu 

diperkenalkan sebagai agama yang mengedepankan nilai-nilai kedamaian yang 

mewujud dalam sikap toleransi. Diketahui bahwa, Islam agama “Rahmatan Lil 

Alamin” yang mengandung nilai-nilai universal terhadap sebuah perbedaan. Tidak 

                                                 

115 Wawancara dengan Rahmatul Yushar pada 7 Maret 2023 di Perumahan Benteng Mutiara, 

jam 13.00 WITA. 
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sebatas pada pemaknaan Rahmatan Lil Alamin, para Founding Fathers yang berasal 

dalam kalangan Islam pun telah menunjukkan hal tersebut dengan menerima lapang 

dada penghapusan tujuh anak kata dalam piagam Jakarta dan menerima Pancasila 

sebagai dasar negara pada sidang konstituante dan pasca dekrit Presiden 5 Juli 

1959.116 Konistensi kegiatan-kegiatan dari Komunitas Gusdurian Makassar 

diharapkan tidak hanya di internal kampus akan tetapi bisa leboh memperluas lagi ke 

masyarakat dengan cara memberikan edukasi tentang pluralitas dan cara 

menyikapinya. 

2) Selain itu respon masyarakat sipil lainnya datang dari Pdt. Jhon Simon 

seorang pendeta dan juga dosen di STT Intim Makassar. Yang mengenal 

keberadaan komunitas gusdurian Makassar sejak tahun 2016 silam. Dia 

menerangkan bahwa sering mengundang teman-teman komunitas gusdurian 

Makassar untuk menjadi pembicara dalam beberapa kegiatan di STT Intim 

seperti, diskusi dan ceramah. Tujuannya untuk memperkaya dan membuka 

cara pandang mahasiswa STT Intim dan mempunyai jaringan yang luas.117 

Karena menurut Pdt Jhon Simon konteks kehidupan masa kini kuncinya 

memiliki relasi yang luas sehingga kita dapat saling memahami satu dengan 

lainnya dan disis lain kita tidak meras paling benar sendiri dan menghakimi 

orang lain dari cara pandang kita yang sempit. 

                                                 

116 Wawancara dengan Rahmatul Yushar pada 7 Maret 2023 di Perumahan Benteng Mutiara, 

jam 13.00 WITA. 

117 Pdt Jhon Simon Jln Baji Dakka (25 Februari 2023) 
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Tema-tema yang kami diskusikan berkaitan dengan pluralisme seperti “Islam 

Nusantara dalam pandangan Gus Dur” dan diskusi-diskusi tersebut memperkaya 

informasi dan pandangan jemaat gereja. Kolaborasi seperti ini merupakan upaya 

dalam merawat keberagaman yang ada di Makassar.  

Lebih lanjut Pdt Jhon Simon mengemukakan pandangannya tentang 

keberadaan komunitas gusdurian Makassar, 118setelah beberapakali berdiskusi dan 

kolaborasi dibeberapa kegiatan dengan mereka, wajah NU itu kuat. Teman-teman Nu 

dan gusdurian memang corang teologisnya yang rahmatan lil alamin, islam yang 

terbuka, islam yang sejuk persis seperti yang di contohkan Gus Dur. 

Saya mempercayai bahwa model teologi penghayatan keagamaan seperti 

itulah yang dapat merawat persaudaraan lintas iman khususnya komunitas gusdurian 

Makassar perspektif keterbukaan itu yang menonjol. 119 

“Makassar ini kompleks untuk itu gerakan-gerakan kebangsaan, gerakan lintas 

iman harus solid, kuat dan jaringannya melibatkan banyak pihak. pasca bom 

katedral di Makassar beberpa waktu lalu, islam phobia itu kembali kuat. 

Penjagaan di berbagai gereja kembali ketat. Tetapi kami percaya bahwa kasus 

bom tersebut sama sekali tidak mewakili islam dan saya kira gerakan 

gusdurian Makassar menjadi salah satu komunitas yang dapat berkontribusi 

dalam penguatan hidup kebangsaan di Makassar tetapi gusdurian juga butuh 

suport” 

Dari respon berbagai elemen masyarakat diatas dapat penulis simpulkan 

bahwa keberadaan Komunitas Gusdurian Makassar sedikit banyak berkontribusi 

dalam upaya merawat pluralitas dan demokrasi di Makassar. Hal tersebut dapat 

                                                 

118 Pdt Jhon Simon Jln Baji Dakka (25 Februari 2023) 

119 Pdt Jhon Simon Jln Baji Dakka (25 Februari 2023). 
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dilihat dari aktivitas-aktivitas dan gerakan komunitas selama satu dekade mewarnai 

gerakan sosial di Makassar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dilapangan, penelitian 

dipaparkan dengan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:  

1. Komunitas Gusdurian Makassar merupakan sebuah komunitas yang berdiri 

pada tahun 2013 sebagai arena sinergis bagi para murid, pengagum dan 

penerus pemikiran serta perjuangan Gus Dur di Makassar. Komunitas 

Gusdurian memfokuskan pada sinergi politik nonpraktis, gerakan komunitas 

gusdurian berasaskan pada sembilan nilai utama Gus Dur yaitu ketahuhidan, 

kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, 

persaudaraan, kekesatriaan dan kearifan tradisi. Nilai-nilai inilah menjadi 

dasar perjungan komunitas gusdurian Makassar dalam upaya merawat 

pemikiran dan perjuangan Gus Dur di Kota Makassar. 

2. Dalam upaya merawat pluralsime dan demokrasi di kota Makassar komunitas 

Gusdurian banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan langsung 

maupun tidak langsung dalam menjaga pluralsime dan demokrasi. Adapun 

kegiatan-kegiatan komunitas Gudurian di Kota Makassar diantaranya sebagai 

berikut: pojok kampus, kelas pemikiran Gus Dur, dialog lintas agama, 
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gusdurian peduli clean the city, haul Gus Dur, Kampanye media sosil, 

aktivitas advokasi, ngaji demokrasi, workshop keberagaman gender dan 

forum bulanan. 

3. Keberadaan komunitas gusdurian Makassar selanjunya disingkat KGM kini 

memasuki usia 10 tahun (2013-2023) dalam upaya merawat pemikiran dan 

perjuangan Gus Dur di Kota Makassar. Ada banyak aktivitas dan gerakan-

gerakan yang dilakukan oleh komunitas Gusdurian dalam upaya merawat 

pluralitas dan demokrasi di Makassar yang masyarakatnya heterogen. 

Dengan demikian penting untuk melihat respon dari berbabagi elemen tentang 

keberadaan komunitas gusdurian di Makassar. Berikut adalah sejumlah respon 

dari berbagai pihak mulai dari akademisi hingga masyarakat sipil. 

Rio Rocky Hermanus merupakan mahasiswa STT INTIM yang berasal dari 

Nusa Tenggara Timur yang pernah beberapa kali berkolaborasi dalam 

aktivitas Komunitas Gusdurian Makassar. Rio juga menyampaikan 

pandangannya terkait gerakan komunitas Gusdurian Makassar dalam merawat 

pluralisme dan demokrasi di Makassar, dia menganggap bahwa gerakan 

gusdurian menjadi salah satu komunitas yang dapat memperkuat keberagaman 

tersebut yang mampu diwujudkan dalam bentuk kepedulian. Hal ini kami 

saksikan pada kasus pengeboman Gereja Katedral di Makassar. Kami melihat 

teman-teman gusdurian menunjukkan kepeduliannya dengan cepat merespon 

kasus tersebut dengan datang ke lokasi kejadian dan menyuport para korban. 
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Respon juga datang dari masyarakat sipil seorang pendeta dan juga dosen di 

STT Intim Makassar, bernama pendeta Jhon Simon, dia menjelaskan setelah 

beberapakali berdiskusi dan kolaborasi dibeberapa kegiatan dengan mereka, 

wajah NU itu kuat. Teman-teman Nu dan gusdurian memang corang 

teologisnya yang rahmatan lil alamin , islam yang terbuka, islam yang sejuk 

persis seperti yang di contohkan Gus Dur. Saya mempercayai bahwa model 

teologi penghayatan keagamaan seperti itulah yang dapat merawat 

persaudaraan lintas iman khususnya komunitas gusdurian Makassar perspektif 

keterbukaan itu yang menonjol. 

 

B. Implikasi penelitian 

Penelitian tentang “Merawat Pluralisme dan Demokrasi di Indonesia: 

Kontribusi Komunitas Gusdurian Makassar” dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

bagi penelitian-peneliatan selanjutnya dalam cakupan dan pembahasan yang lebih 

komprehensif. Selain dari itu penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah Kota 

Makassar dalam menentukan langkah-langkah strategis dalam upaya merawat 

pluralisme dan demokrasi di Kota Makassar” 
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Aksi Bersama Santri Selamatkan Rakyat, Tolak Omnibus. 

Lokasi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan  
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Penulis berharap dapat mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh dengan baik 

dan dapat membahagiakan kedua orang tua yang selalu mendoaka, mendukung dan 

berusaha menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi agama, keluarga, 

masyarakat , bangsa dan Negara.     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


