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ABSTRAK 

 

Skripsi ini membahas tentang Civil Society dan Populisme Politik 

keagamaan Kota Makassar (Studi Kasus Komunitas Gusdurian Kota Makassar). 

Belakangan tahun terakhir umat islam umat islam kerap kali mengadakn 

perkumpulan dalam jumlah besar artinya di sini mereka mempunyai suara yang 

solid, dengan kondisi seperti itu suara umat islam menjadi sangat di perhitungkan 

tidak sedikit actor ataupun kelompok mucul untuk memanfaatkan hal tersebut 

sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagai mana respon, tanggapan, 

pandangan komunitas gusdurian kota Makassar terkait populisme politik 

kebangsaan dan tindakan gusdurian kota Makassar terkait populisme politik 

kebangsaan kota Makassar. Metode penulisan yang digunakan penulis adalah 

metode deskriptif – kualitatif terhadap data hasil penelitian.Data hasil penelitian 

diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan studi pustaka. Tahapan 

penelitian yang dilakukan dalam pengumpulan data yakni dengan melakukan 

wawancara mendalam kepada beberapa informan serta dari sumber- sumber lain 

yang terkait dengan penelitian ini. Data yang diperoleh direduksi berdasarkan 

keperluan, kemudian dikumpulkan dan disajikan.Dalam penelitian ini 

menggunakan teori Civil Society, dan Populisme. 

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas Gusdurian 
yang di sini sebagai Civil Society tidak setuju terkait adanya tindakan-tindakan 

populisme politik keagamaan. Hal ini di tunjukkana dari berbagai sikap ataupun 

tindakan pencegahan yang di lakukan oleh komunitas Jaringan Gusdurian dalau 

menghalau lajunya populisme politik keagamaan di kota Makassar. 

Kata Kunci :Civil Society, Populisme, Komunitas Gusdurian kota Makassar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Ketika menjalani hubungan yang cepat sekali berubah, manusia  

melakukan kecakapan dalam melakukan suatu hal, baik dalam tingkah laku 

maupun berkomunikasi. Pada era serba instan seperti sekarang ini, manusia harus 

cerdas bergaul, cepat beradaptasi dengan lingkungan dan mampu berargumentasi 

kontroversi maupun dinamika yang ada. Hal tersebut seperti yang di jelaskan 

dalam hakikat komunikasi yang merupakan proses pernyataan antara manusia, 

yang menyatakan pikiran atau perasaan seseorang dengan menggunakan bahasa 

sebagai alat penyaluhannya.
1
 Bahasa sebagai penyalur bisa menggunkan apa saja 

baik itu berupa abahasa daerah suku ataupun bahsa yang lainnya. 

Populisme adalah suatu suatu cara berpolitik yang mendahulukan 

kepentingan rakyat kecil di banding kepentingan kaum elit. Namun seringkali 

populime ini di gunakan sebagai alat politik atau mobilisasi politik dari oknum 

tertentu yang mengatasnamakan rakyat demi tujuan atau kepentingan pribadi 

maupun kelompok tertentu.Dampak yang di hasilkan dari populisme tersebut jika 

di arahkan kepada tindakan yang murni berdasarkan kepentingan rakyat kecil 

maka dampak dari populisme akan menciptakan suatu kesejahtraan bagi 

masyarakat. Namun apa bila populisme di gunakan untuk kepentingan yang 

melenceng dari kepentingan rakyat maka hasil dari populisme tentu saja akan 

merusak masyarakat dan hal tersebut tidakdapat menyampaikan keluh kesah 

masyarakat. Di sini penulis mengambil contoh tindakan popuisme politik ialah 

 
1
 Effendy Onong Uchjana, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi,(Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2003), h.28. 
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pada saat gerakan 212, kenapa penulis managambil contoh tersebut karena pada 

masa aksi 212 tersebu mampu menyatukan berbagai macam kelompok atau ormas 

ormas islam jumlah ormas yang bergabung berumlah 26 ormas yang yeng 

berkumpul di monument mandala kemudian melakukan aksi di kantor DPRD, lalu 

ada juga sebuah contoh gerakan gerakan yang mrnginginkn ideologi khalifa di 

kota Makassar. 

Konsep civil society lahir dan berkembang dari sejarah perkumpulan 

masyarakat barat.
2
Perkembangan sosial legal dan sosial kultural civil society 

sesungguhnya bermula dari tradisi pemikiran Barat. Civil society yang dalam 

bahasa Indonesia diterjemahkan masyarakat sipil, merupakan sebuah konsep yang 

tidak memiliki kaitan dengan „pemerintah militer‟ seperti yang sering 

diperbincangkan masyarakat secara umum. Konsep ini, sebenarnya merupakan 

lawan dari konsep „masyarakat negara‟ (state society) atau masyarakat politik 

(political society), konsep ini mulamula dimunculkan di Eropa sebagai produk 

sejarah masyarakat Barat, karena civil society tidak lahir dari suasana vakum. 

Sebaliknya, civil society merupakan produk dari suatu masyarakat tertentu yaitu 

sosial budaya dan politik di Barat.
3
Konsep ini pertama kali lahir dan dapat dilacak 

akar katanya sejak zaman Yunani kuno. Oleh karena itu, gagasan civil society 

bukanlah wacana baru. Ernest Gellner, seperti yang disadur Adi Suryadi Culla, 

menyebutkan bahwa Gellner menelusuri akar gagasan ini ke masa lampau melalui 

sejarah peradaban Barat (Eropa dan Amerika) dan yang menjadi perhatiannya 

adalah ketika konsep ini dipopulerkan secara serius oleh seorang pemikir 

Skotlandia, Adam Ferguson (1723- 1816), dalam sebuah karya klasiknya “an 

Essay of Civil Society” (1767) baru kemudian konsep civil society dikembangkan 

 

2
Muhammad AS Hikam, Demokrasi dan Civil Society (Jakarta:pustaka,1999), h. 5. 

 
3
Masroer C Jb dan Lalu Darmawan, wacana civil society (masyarakat madani di 

indonesia. Sociologi Reflektif 2016 vol.10.no.2 
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lebih lanjut oleh kalangan pemikir modern seperti John Locke, Rousseau, Hegel, 

Marx dan Tocqueville sehingga upaya menghidupkan kembali di Eropa Timur  

dan Barat di zaman kontemporer.
4
Kondep sivil society ini memiliki berbagai 

macam sebutan contonya di indonesi di sebut masyarakat madani. 

Di indonesia sendiri kerap kali konsep Civil Society di sebut dengan 

konsep Masyarakat Madani, dari perbedaan penyebutannya sebenarnya 

pengeriannya tidaklah berbeda, istlah Civil Society atau pun masyarakat 

sipilmenggunakan istilah masyarakat madani yang di munculkan oleh Dato Anwar 

Ibrahim pada acara Forum Istiqlal 26 September 1995. Menurutnya Masyarakat 

madani ialah Yang dimaksud dengan masyarakat madani ialah sistem sosial yang 

subur yang diasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara 

kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong 

daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan 

pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu 

menjadikan keterdugaan atau predictability serta ketulusan atau transparency 

sistem.
5
 

Konsep masyarakat madani dalam islam merujuk tumbuh dan 

berkembangnya masyarakat etis yang sadar akan agama, di dalam Islam telah di 

jelaskan dalam Al-Qur‟an surah Ali‟Imran ayat 110, yang berbunyi; 
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4
Adi Suryadi Culla, Masyarakat Madani; pemikiran Teory dan Relevansinya 

dengan Cita-Cita Revormasi.(Jakarta, Raja Grafindo, 1999), hal.30 
5
Imam Sukardi, Islam dan Civil Society. Jurnal Tsaqfah, thn.2010,vol.6.no.1 



2012), h. 704. 

4 
 

 

 











Terjemahan : 
 

“kamu adalah ummat yang terbaik yang di keluarkan untuk manusia, 
menyuruh krpada yang ma‟ruf dan mencega kepada yang munkar, dan 

beriman kepada Allah. Sekiranya Abl-kitab beriman, tentunya itu baik bagi 

mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah 

oran yang fasik”
6
. 

 

Dalam surah an-nahl ayat 91 juga di jelaskan: 

 

 
 





































Terjemahnya : 
 

“dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah 

kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, 

sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah- 

sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
7
” 

 

 
Setelah menjelaskan kewajiban umat islam untuk berdakwa atas umat 



2012), h. 704. 
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islam, persatuandan kesatuan mereka di tuntut, kewjiban itu dan tuntutan itu pada 

hakikatnya lahir dari kedudukan umat ini yang menjadi sebaik-baik umat. Ini yang 

membedakan mereka dengan Al-kitab yang justru mengambil sikap bertolak 

 

6
. Kementrian Agama Ri, Al-Qur’an Tajwid dan terjemahan (Jawa Barat: Diponegoro, 

2012), h. 221 
7
Kementrian Agama Ri, Al-Qur’an Tajwid dan terjemahan (Jawa Barat: Diponegoro, 
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belakang. Tanpa ke tiga hal yang di sebut dalam ayat ini, kedududkan mereka 

sebagai sebaik baik ummat tidak bias mereka pertahankan.Kamu, wahai generasi 

Muhammad dari generasi ke generasi berikutnya, sejak dulu Allah adalah ummat 

yang terbaik karena adanya sifat yang menghiasi kalian. 

Umat yang di keluarkan yakni di wujudkan dalam tampakan untuk 

manusia seluruhnya dari adam sampai akhir zaman. Ini karena kalian adalah 

ummat yang terus menurus tanpa bosan menyeruh kepada yang makruf, yakni apa 

yang di nilai oleh masyarakat selama sejalan dengan nilai-nilainIlahi, dan 

mencegah yang munkar, yakni yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur.Yakni 

masyarakat yang punya kesadarn etis sehingga mempunyai tanggung jawab yang 

tinggi terhadap berlakunya nilai-nilai peradaban yang bersumber dari ajaran- 

ajaran agama. Dalam perspektif islam,civil society atau masyarakat madani 

mengacu pada penciptaan Pradaban, kata al-din(agama)terkait dengan kata al- 

tamaddun (peradaban). Kedua kata itu menyatu dalam pengertia al-madinah yang 

artinya itu secara harfiyah adalah Kota. Dengan demikian masyarakat madani 

mengandung 3 unsur pokok, (1)agama, (2)peradaban (3)dan perkotaan. Disini 

agama merupakan sumber, peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota 

adalah hasilnya. 

 
Dalam hadis juga di jelaskan, 
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 (8حصني ملف ةيعر ىعرتسا نم باب :ماكحلأا باتك92- ىف يراخبلا
 

 
 

8
M. Nashiruddin, Al-Albani Ringkasan Shahih Muslim (Jakarta: Gema Insani Press, 

2005) jilid 3 hal 256 
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Artinya : 
 

“Al-Hasan berkata, Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Ma‟qal bin Yasar ra., 
ketika ia sakit yang menyebabkan kematiannya, maka Ma‟qal berkata 

kepada Ubaidillah bin Ziyad, “Aku akan menyampaikan kepadamu sebuah 

hadits yang telah dengar dari Rasulullah saw., aku telah mendengar Nabi 

saw. bersabda, “Tiada seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh 

Allah lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan Allah tidak 

akan merasakan padanya harumnya surga (melainkan tidak mendapat bau 

surga).” 

 

 
 

Hadis ini menjelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan 

adalah tanggng jawab dalam mengemnban amanah, semua orang yang hidup di 

muka bumi ini di sebut sebagai pemimpin karena mereka mau bertanggung jawab 

sekurang-kurangnya ialah tanggug jawab kepada diri sendiri.Secara umum civil 

society dapat disimpulkan sebagai sebuah kelompok atau tatnan masyarakat yang 

berdiri secara mandiri dihadapan penguasa dan negara.Yang memiliki ruang 

publik dalam mengemukakan pendapat dan adanya lembaga-lembaga mandiri 

yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik. 

Gusdurian adalah santri ataupun orang orang yang mengaku dan 

mengagumi nilai nilai pemikiran dan perjuangan Gus Dur, nama asli gusdur 

adalah Abdul Rahman Wahid, ayahnya KH. Abdul Wahid dan ibunya HJ. 

Solehah,siapa yang tidak mengenal Gus Dur beliau adalah mantan presiden 

repoblik indonesia, ada sebua konsep yan di lahirkan oleh Gus Dur yaitu 

pribumisasi islam, Konsep pribumisasi Islam berangkat dari tiga alasan. Pertama, 

pribumisasi Islam merupakan bagian dari sejarah Islam, baik di negeri asalnya 

maupun di Indonesia, seperti yang di lakukan Sunan Kalijaga. Kedua, pribumisasi 

merupakan kebutuhan masyarakat lokal Indonesia dalam berislam, ketiga, 
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pribumisasi Islam terkait dengan hubungan fiqh dan adat. Dalam konteks ini Gus 

Dur berpegang pada kaidah fiqhiyah yang umum di gunakan dalam pondok 

pesantren, al-adah muhakkamah, pribumisasi Islam itu tidak lain adalah upaya 

pembaharuan yang mempertegas prespektif gerakan kultural dan gerakan 

kemasyarakatan yang lebih populer dengan sebutan membangun civil society 

yang bersifat komplomentar dan mendukung sebuah negara Pancasila yang telah 

dimulai oleh para founding father. Juga gagasan tersebut sangat signifikasi bagi 

kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, khususnya menyangkut 

kehidupan beragama. Implementasi pribumisasi bisa mewujudkan kehidupan 

beragama yang toleran dan harmoni. Pluralitas yang ada di Indonesia bisa menjadi 

sebuah kekayaan yang amat berharga, apalagi jika didukung kenyataan hidup 

yang damai, toleran dan harmoni dari umat beragama yang berbeda.
9
Dalam hal ini 

Gusdur pernah berkata “Partai politik berdasarkan agama boleh boleh saja kenapa 

tidak?Tetapi partai politik harus berdasarkan programnya pada kepentingan nyata 

masyrakat, bukan pada ajaran agama yang resmi, jadi agama dalam pelaksanaanya 

bukan perumusannya” kata gusdur. 

Awal mula terbentuknya Jaringan Gusdurian kota Makassar pada tahun 

2013 yang di ketuai oleh SuraibPrawono ceritanya, pada saat beliau  kuliah di 

jogja yang di buat oleh UGM, nama kursus itu adalah Sekolah Pluralisme 

Kewargaraan waktu itu beliau Suaib Prawono sempat seangkatan dengan Staf  

Mba lisa Wahid yang bernama Tata Khairiah awalnya di mulai dengan 

perbincanagan hangat antara Suaib dan Tata Khairiah mengenai Gusdur dan 

ternyata beliau sudah lebih dulu Berkecimpung di jaringan Gusdurian, pada saat 

itu Suaib Prawono sebgai Salaha satu dari pengagum dari pemikiran da 

perjuangan Gus Dur  menawarkan Kepada  Mba Tata Khairiah yang  menjabat jug 

 
9
 Tri Wahyudi Ramdhan, Islam Nusantara: Pribumisasi islam ala NU. Al-Insyiroh, 2018,vol2.no.2 



9  

 

 

 

asebagai salah satu staf dari mba Lisa Wahid agar kiranya di izinkan Untuk 

Membuka Juga Jaringan Gusdurian di kota Maksaar dari situlah awal mula 

Berangkatnya jaringan Gusduran kota makssar terbentuk, Sepulang suaib 

Prawono dari Kursus itu dia langsuk bergerak untuk mengembangkan jaringan 

Gusdurian di kota Makassar, yang awal mulanya Gusdurian tersebar di kota 

Makassar mulai kos-kosan, lalu di lakukan lagi diskusi diskusi tentang emikiran 

Gusdur, lalu di lanjut dengan mengaji kitab, di situlah awalmulanya jaringan 

Gusdurian Mendapatkan Pintu terang Karena mulai berkenalan dengan beberapa 

seniornya yang kemudian merika memberikan tempat kepada Jaringan Gsudurian 

untuk berkegiatan di samping rumah sakit labuang baji, di situlah jaringan 

Gusdurian Mulai Berkegiatan atau memulai kebuatan yang benar brnar terbuaka, 

Awal mula gerakan Gusdurian yang sempat Buming adalah diskusi yang 

mengundang berbagai macam organisasi termasuk kelompok LJBT sempat hadir 

Waktu itu dan kemudian di lanjutkan subuah gerakan yaitu Pojok Gusdurian di 

buat merata di kampus-kampus kota Makassar seperti Universitas Islam Negri 

Alauddin Makasar, Universitas Hasanuddin, Universitas Negri Makassar, 

Universitas Islam Makasar, dll. Kemudian merangkul komunitas-komunitas yang 

sependapat atau yang setuju dengan pemikiran Gus Dur. 

Agama merupakan pegangan dan pandangan hidup bagi masyarakat dan 

berperan di hampir seluruh bidang kehidupan, terutama dalam berorganisasi 

dalam lingkungan hidup sehari-hari. Peranan agama ini harus di lihat terutama 

bagi sesuatu yang mempersatukan di mana dalam pengertian harfiahnya agama 

menciptakan suatu kepentingan bersama. Yaitu dengan adanya kepentingan 

kewajiban kewajiban sosial keagamaan yang membantu mempersatukan mereka. 

Dengan nilai nilai yang mendasari sistem sistem kewajibansosial yang di dukung 

bersama kelompok keagamaan, maka agama menjamin adanya persetujuan 
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bersama dalam masyarakat serta cenderung melestarikan nilai nilai 

sosial.
10

Melihat dari penjelasan tersebut agama sangat penting peranannya di 

dalam sebuah Negara. 

Di tinjau komunitas gusdurian berarti kita menemukan kebersamaan dan 

interaksi di bidang yang sama di dalam kehidupan sehari hari. Jaringan Gusdurian 

adalah arena Gusdurian di ruang kultur dan non politik praktis. Di dalam jaringan 

gusdurian terjaring jaringan individu, komunitas atau forum lokal, dan organisasi 

yang termotifasi oleh teladan nilai, pemikiran, dan pejuang Gus Dur. Karana 

bersifat jejaring kerja, tidak di perlukan keanggotaan formal.Gerakan Gusdurian 

merupakan bentuk kaki yang merupakan spirit, gagasan dan sosok besar bapak 

bangsa, gerakan yang menyebutdirinya gerakan cultural ini penulis lihat sebagai 

bentuk, gerakan sosial baru yangkerjasama yang baik dengan kepentingan 

bersama memajukan sebuah organisasi.Sejak tahun 2010, Gusdurian telah berdiri 

di beberapa daerah baik di dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah kota 

malang, Gusdurian Makassar sebagai jaringan sosial non politik praktis dan 

menggunakan pendekatan Sembilan nilai Gus Dur. 

Gusdurian merupakan bentuk kaki yang menopang spirit, gagasan dan ide 

besar sosok bapak bangsa. Gerakan yang menyebut menyebut dirinya sebagai 

gerakan kultural sebai bentuk gerakan baru yang mentransmisikan sumber daya 

beberapa gerakan Gus Dur hingga berkembang menjadi gerakan sosial yang 

memiliki jaringan kuat dan solid.Orang-orang yang bergabung dengan komunitas 

Gusdurian Makassar memiliki kelasnya sendiri, ada yang mengagumi sosok 

Abdulrahman Wahid atau Gus Dur, padanya mereka yang bergabung karena 

meladani sosok atau sebagai pengagum Gus Dur, mencari orang orang yang 

paham dengannya dan setelah mengatahui komunitas Gusdurian Makssar 

10
 Elizabeth K. Notingham, Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama 

(Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1994), h. 2. 
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memutuskan unntuk bergabung di dalamnya. Ada pada orang-orang yang tertarik 

masuk dan berjejaring dengan komunitas Gusdurian Makassar akibat ketertarikan 

isu-isu yang di suarakan oleh Gusdurian, khususnya bidang toleransi antara umat 

beragama dan perdamaian. Hal ini bias berupa adanya sebuah motifasi yang di 

dalami setiap anggota komunitas 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana pemikiran atau pandangan komunitas Gusdurian kota 

MakassarsebagaiCivil Society melihatPopulisme politik keagamaan? 

2. Bagaimana upaya komunitas Gusdurian kota Makassar sebagai Civil Society 

 

dalam menghadapi Populisme politik keagamaan? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin di capai dari skrips ini adalah untuk menjawab rumusan 

masalah yang di angkat penulis skripsi yakni: 

a. Untuk memahami pandangan komunitas Gusdurian kota Makassar sebagai 
 

Civil Societymelihat populisme politik. 

 

b. Untuk menganalisis bagaimana upaya komunitas Gusdurian kota Makassar 

sebagai Civil Societydalam menghadapi populisme politik. 

2. Kegunaan Penelitian 

 
Penelitan ini di harapkan dapat bermnfaat bagi pengembangan keilmuan di 

dalam politik, khususnya dalam konteks kajian komunitas Gusdurian 

Kotamakassar. 
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Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi mereka yang ingin 

mempelajari tenteng komunitas gusdurian untuk di jadikan refrensi dan sebagai 

bahan untuk menambah pengetahuan. 

D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 

1. Fokus Penelitian 

 
Fokus penelitian ini adalah “Civil Society dan Populisme politik 

keagamaan di Kota Makassar (studi kasus komunitas Gusdurian di kota 

Makassar)” peneliti akan meninjau bagai mana pandangan Gusdurian kota 

Makssar melihat populisme politik keagamaan. 

 
2. Deskripsi fokus 

 

a. Populisme politik adalahideology politik yang mengutamakan 

kepentingan rakyat dari pada kepentingan elit. 

b. Gusdurian Kota Makassar adalahorang-orang atau suatu kelompok yang 

mengagumi pemikiran sosok Abdulrahman Wahid (Gus Dur) dan bertuan 

untuk melanjutkan perjuangan Gus Dur sesuai dengan konteks 

perkembangan zaman. 

E. Kajian Pustaka 

 
Pertama, Amelia Fitria Attaka, Civil Society dan Partisipasi Politik (Studi: 

Peran Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada 

Pemilihan Pilpres Tahun 2014 Di kecamatan Ciseng Kabupaten Bogor). Secara 

garis besar skripsi ini membahas tentang Civil Society. Namun perbedaan dalam 

penelitian ini, penelittian ini berlokasi di kota yang berbeda dan penelitian ini 

tidak mengambil objek Majelis Taklim melainkan mengambil koumitas 
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Gusdurian, dan penelitian di atas tidak mengambil penelirian tentang Populisme 

Politik Keagamaan. 

Kedua,Anisa Nur Nia Rahma,Politik Populisme Elit (Studi Kasus 

Bekerjanya Populisme Walikota Pekalongan (H.M Basyir Ahmad) Periode 2005- 

2010 dan 2010-2015).Secara garis besar skripsi ini membhas tentang 

Populisme,Namun perbedaan dalam penelitian ini, penelittian ini berlokasi di kota 

Makassar dan penulis mengambil objek penelitian kounitas Gusdurian, dan 

penelitian di atas tidak mengambil penelitian tentang Populisme Politik 

Keagamaan, dan penelitian di atas tidak membahas tentang Civil Society. 

Ketiga, Randhi Mucharriman, Kuasa Hegemoni Wacana Masyarakat 

Madani (Civil Society) Nurcholish Madjid dan Perubahan Politik di Indonesia, 

Secara garis besar tesis di atas membahas tentang Masyarakat Madani (Civil 

Society) yang sama dengan peneliti, tetapi yang berbeda dari penelitian ini adalah 

teris di atas tidak membahas tentang Gusdurian dan populisme politik keagamaan 

di mana peneliti membahs tentang itu. 

Keempat,Nunung Dwi Nugroho dalam skripsinya yang berjudul Gerakan 

Sosial Dalam Perspektif Jaringan Melihat Pola dan Pengelolaan Jaringan dalam 

Gerakan Gusdurian.di dalam jurnal ini terdapat banyak ilmu yang dapat di  

jadikan refrensi dari bagi peneliti untuk memperlancar pembuatan skripsi ini di 

mana jurnal di atas banyak membahas tentang Civil Society yang sama 

pembahasanya dengan skripya yang akan di karang oleh penulis, tetapi adapun 

perbedaan dari jurnal di atas dan skripsi ini adalah lokasi penelitian, di dalam 

jurnal di atas tidak membahas tentang Populisme Politik Keagaan yang di mana 

pembahasan tersebut adalah pembahasan yang akan di gali lebih lanjut oleh 

skripsi ini, poin poin itulah yang membedakan pembahasan antar jurnal dan 

skripsi ini. 
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Kelima,Ahmad Muslimin dalam skripsinya membahas tentang Komunikasi 

dan Aktifitas Sosial Jaringan Gusdurian Kota Makassar, di dalam skripsi di atas 

banyak membahas tentang gusdurian kota Makassar di mana skripsi di ata sangat 

bermanfaat bagi si penulis untuk di jadikan sumber kajian pustaka terdahulu, akan 

tetapi perbedaan yang melatar belakangi penelitian ini berbeda dengan dkripsi di 

atas di mana, skripsi di atas lebih berparok pada aktifitas dan komunikasi social 

komunitas Gusdurian, sedangkan penulis lebih kepada bagai mana tanggapan 

gusdurian melihat populime politik ke agamaan yang terjadi, mungkin itu saja 

yang melatar belakangi perbedaaan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis 

dengan skripsi yang di jadikan sebagai tinjauan karya terdahulu. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIK 

A. Civil Society 

 
 

Konsep civil society memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan 

sudut pandang masing-masing tokoh yang memberikan penekanan berbeda satu 

sama lain, Sebagian ada yang menggunakan pendekatan Hegelian, Gramscian dan 

sebagiannya lagi menggunakan pemahaman Tocquevellian. Bagi penganut faham 

Hegelian lebih mementingkan pada pentingnya pemberdayaan kelas menegah 

dalam suatu masyarakat, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan 

sektor ekonomi menuju pembangunan yang kuat.
11

 

Dalam beberapa hal di masyarakat Indonesia terdapat embrio bagi lahir 

dan berkembangnya civil society apabila dilihat dari tradisi-tradisi lokal yang 

berpotensi untuk mendukung civil society, sayangnya tradisi-trdisi itu tidak cukup 

kuat dalam dirinya sendiri, sehingga kurang mempunyai daya dorong yang kuat 

guna melahirkan civil society. Tradisi-tradisi itu antara lain bisa dilihat di 

lembaga-lembaga pendidikan pesantren di seluruh Indonesia, Tradisi kerja sama 

di masyarakat Bali yang disebut-sebut atau di masyarakat Jawa dikenal sebagai 

lumbung desa, Dan lain-lain sebagainya.
12

 Menurut Aswab Mahasin, Diperlukan 

adanya proses identifikasi dan inventarisasi terhadap tradisi-tradisi dan warisan- 

warisan budaya masyarakat Indonesia yang kondusif bagi terciptanya suatu 

masyarakat yang modern. 

 

 

 
 

11
Taufik Abdullah, dkk, Membangun Masyarakat Madani (Yogyakarta: Aditya 

Media,1999), h. 60. 
12

Heru Nugroho, Menggugat Kekuasaan Negara (Surakarta: Muhammadiyah University 

Press, 2001), h. 90. 
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Menurut Kuntowijoyo, bahwa civil society berwatak dinamis, dan 

kenyataan real dalam sejarah, bukan masyarakat yang utopis. Ditambahkannya 

wacana tentang civil society bisa dilihat dari berbagai sudut pandang danbaik itu 

dari kacamata agama, aliran pemikiran, mazhab filsafat ataupun praktek dan 

pengalaman berdemokrasi di kawasan tertentu di belahan dunia ini. Yang perlu 

digaris bawahi adalah bahwa semua unsur itu diharapkan dapat memberi 

kontribusi positif bagi pengembangan gagasan-gagasan dasar civil society. 

Mengenai fungsi dan peran civil society pun cukup beragam, yang pada 

intinya ,memperkuat posisi masyarakat bila berhadapan dengan kepentingan 

negara, lebih tepatnya, kepentingan penguasa. Oleh karena itu dapat dimaklumi 

jika Hobbes Locke melihat civil society berfungsi untuk menyelesaikan konflik 

yang terjadi dalam masyarakat. Adam Ferguson melihat fungsi civil society 

sebagai penjaga kohesi social dan penangkal dariancaman negatif individualisme. 

Thomas Paine melihatnya sebagi antitesisi Negara, dan civil society di sini dapat 

membatasi kekuasaan Negara yang sewenang-wenang. Sedangkan Tocqueville 

melihat fungsi civil society sebagai kekuatan penyeimbang Negara. 

Salah satu tujuan inti civil society adalah adanya usaha yang 

sungguhsungguh, terencana dan sistematis untuk mewujudkan otonomi 

masyarakat sehingga mereka tidk bergantung kepada Negara. Dalam konteks ini, 

pada dasarnya, civil society sudah terbangun di kalangan kaum muslimin, yang 

bisa dilihat antara lain melalui bentuk-bentuk paguyuban yang kuat, yang mampu 

menciptakan solidaritas sosialnya sendiri. Dalam tataran tertentu paguyuban ini 

merupakan ciri utama dari kehadiran civil society yang baik. Hal ini  

dibuktikannya dengan adanya berbagai pergerakan islam yang kuat seperti 

Muhammadiyah, NU, SI dan lainnya. 
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Mengacu kepada pengertian civil society yang dikemukakan oleh de 

Tocqueville bahwa civil society dapat didefinisikan sebagai wilayah-wialyah 

kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, 

keswadayaan, dan keswdayaan yang mengarah pada hidup masyarakat yang 

mandiri dalam segal hal. Hal ini memungkinkan bila pengelompokan sosial dan 

politik tidak harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat pemerintah. Dengan kata 

lain, asosiasi-asosiasi dan berbagai perkumpulanatau organisasi dapat berkembang 

dengan maju dan terarah apabila didukung oleh iklim politik yang demokratis. 

Setelah mendalami pembahasan mengenai civil society seperti di 

atas,maka hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah mengenai penerapan 

civilsociety sendiri di Indonesia. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa apayang 

disebut dengan civil society di Indonesia masih belum dapat ditemukan.Hal ini 

disebabkan karena masyarakat Indonesia baru saja atau tengahmenghadapi proses 

transformasi sosial, di satu pihak dan di pihak lain,kekuasaan negara sangatlah 

besar terhadap masyarakatnya. Berbicaramasalah civil society selalu akan 

berbicara tentang transformasi sosial yangakan membawa masyarakat pada suatu 

tahap. 

Di Indonesia sendiri praktik-praktik civil society masih sangat jauh dari 

indikator ideal. Dalam hal ekonomi misalnya, masih banyak terjadi ketimpangan 

kesejahteraan di beberapa wilayah bagian Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah 

masyarakat yang sangat pluralistik. Atau lebih tepat disebut masyarakat yang 

sangat tinggi tingkat fragmentasi sosialnya.inilah yang menjadi penghambat 

tumbuh dan berkembangya civil society di Indonesia 

Terminologi masyarakat madani di Indonesia sesungguhnya bermula dari 

gagasan Dato Anwar Ibrahim, yang ketika itu tengah menjabat sebagai Menteri 

Keuangan dan Asisten Perdana Menteri Malaysia. Dalam kunjungannnya ke 
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Indonesia, ia membawa oleh-oleh terminologi masyarakat madani sebagai 

terjemahan dari civil society. Terminologi tersebut mula-mula ia perkenalkan 

dalam sebuah ceramah pada acara simpsium nasional dalam rangka Festival 

Istiqlal, 26 September 1995.
13

 

Terminologi masyarakat madanipun sebenarnya tergolong baru, yakni 

hasil pemikiran Naquib Al-Attas, seorang filosof kontemporer dari negeri jiran 

Malaysia dalam studinya baru-baru ini.
14

 Hasil pemikiran tersebut kemudian 

mendapatkan respon positif dan legitimasi dari berbagai kalangan intelektual 

Muslim Indonesia, termasuk Nurcholish Madjid yang segera melakukan 

rekonstruksi konsepsi masyarakat madani dalam sejarah Islam, yang hasilnya 

dituangkan dalam artikelnya “Menuju Masyarakat Madani”.
15

 

Gagasan masyarakat madani yang diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim 

berangkat dari realitas pahit yang dialami oleh mayoritas umat Islam.Ia 

menangkap adanya fenomena kemunduran dan keterbelakangan yang menghiasi 

wajah umat Islam.Ia kemudian memandang bahwa kemelut yang diderita oleh 

umat Islam seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan merupakan 

manifestasi yang negatif dari bangunan masyarakat madani. Lima prinsip dasar 

yang melandasi bangunan masyarakat madani, yakni supremasi moral, keadilan, 

kesetaraan, musyawarah dan kebebasan telah hilang dari kehidupan umat Islam.Ia 

kemudian menegaskan bahwa ide pokok dari gagasan masyarakat madani 

sesungguhnya adalah menjadikan agama sebagai sumber peradaban. Masyarakat 

madani megandaikan sebuah tatanan masyarakat perkotaan yang kosmopolit dan 

tunduk dibawah aturan perundang-undangan.Pengertian masyarakat madani 

 

13
Aswab Mahasin (eds.), Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Wacana Antar Agama dan 

Bangsa (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996). 212 
14

 Dawam Rahardjo, “Masyarakat Madani di Indonesia”, Paramadina, Vol. 1, No. 2,  

1999, 16. 
15

 Nurcholish Madjid, Nurcholish Madjid, “Menuju Masyarakat Madani”, Ulumul 

Qur‟an, No. 2, Tahun VII, 1996, h.51-55. 
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kemudian dapat disederhanakan menjadi sebuah tatanan masyarakat yang 

dibangun di atas pilar agama, peradaban dan kosmopolitan.
16

 

Fenomena tuntutan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih 

menjadi daya tawar tersendiri bagi keharusan mewujudkan masyarakat 

madani.Sebab keduanya memiliki keterkaitan yang saling membutuhkan. Di satu 

sisi, pemerintahan yang bersih menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan 

perkembangan masyarakat madani yang sehat, pada sisi lain, pertumbuhan dan 

perkembangan masyarakat madani tentu akan menuntut performance 

pemerintahan yang bersih, efesien, efektif dan profesional. Dari sisi, makna 

demokrasi kemudian menjadi sebuah kunci bagi solusi yang harus diwujudkan, 

dalam rangka menentukan proses pertumbuhan pemerintahan yang bersih 

sekaligus perkembangan masyarakat madani.
17

Masyarakat madani juga dikenal 

dengan karaktetistiknya sebagai masyarakat yang beradab, berkeadaban atau 

masyarakat yang berperadaban. Peradaban bisa diartikan sebagai sebuah proses, 

yakni sebuah perkembangan yang memiliki suatu arah tertentu, bahkan 

mempunyai suatu tujuan, suatu norma yang mencerminkan suatu tata nilai yang 

ideal. Artinya, sebuah peradaban sesungguhnya menggambarkan suatu konstruksi 

yang final, baik yang sudah tercapai ataupun yang masih diharapkan.
18

 

Dari sini dapat dikembangkan bahwa suatu peradaban yang besar adalah 

peradaban yang sanggup menciptakan lingkungan yang kondusif secara sosial, 

politik, ekonomi, kultural dan sanggup mengantarkan manusia untuk 

mengamalkan perintah Tuhan dalam segenap aktivitas kehidupan, tanpa harus 

dihalangi dengan pelbagai konstitusi-konstitusi kemasyarakatan yang kontradiktif 

 

16
 Anwar Ibrahim “Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani”, dalam Aswab Mahasin 

(eds.), Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Wacana Antar Agama dan Bangsa., hlm. 22. 
17

 Riyadi Santoso, Pemerintahan Yang Bersih dan Masyarakat Madani, (Yogyakarta: 

Tiara Wacana, 1998)5, 19. 
18

 Goenawan Mohammad, “Perspektif Pasca Modernisme Atas Benturan-benturan 

Peradaban”, dalam Jurnal Ulumul Qur‟an, No. 1, Th. 1994, 10. 
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dengan keyakinan keagamaan. Bagaimanapun, kemajuan sebuah peradaban 

haruslah dilengkapi dengan suatu sistem keimanan dan pengabdian kepada 

Tuhan.Dalam konteks ini, suatu bentuk peradaban diharapkan mampu 

menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai 

kemanusiaan sekaligus nilai-nilai ketuhanan, menonjolkan dimensi matrial 

sekaligus dimensi spiritual.
19

 

Salah satu tujuan inti civil society adalah adanya usaha yang sungguh- 

sungguh, terencana dan sistematis untuk mewujudkan otonomi masyarakat 

sehingga mereka tidk bergantung kepada Negara. Dalam konteks ini, pada 

dasarnya, civil society sudah terbangun di kalangan kaum muslimin, yang bisa 

dilihat antara lain melalui bentuk-bentuk paguyuban yang kuat, yang mampu 

menciptakan solidaritas sosialnya sendiri. Dalam tataran tertentu paguyuban ini 

merupakan ciri utama dari kehadiran civil society yang baik. Hal ini 

dibuktikannya dengan adanya berbagai pergerakan islam yang kuat seperti 

Muhammadiyah, NU, SI dan lainnya.
20

 

Menurut penulis Secara umum civil society dapat disimpulkan sebagai 

sebuah kelompok artau tatnan masyarakat yang berdiri secara mandiri dihadapan 

penguasa dan negara.Yang memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat 

dan adanya lembaga-lembaga mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan 

kepentingan public. 

Melihat dari semua keterangan di atas Komunitas jaringan gusdurian di 

sini adalah sebua kelompok yang di sebut sebagai civil society di mana mereka 

memiliki ruang ruang dikusi pubik dan juga meraka memiliki power dan mereka 

dengan lantang berdiri di barisan garda terdepat jika ada kelompok atau individu 
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 Akram Dhiyauddin Umari, Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Zaman 

Nabi (Jakarta: Gema Insani Pres, 1999), 33-34. 
20

 Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1999), 71 
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yang lain yang ingin melakukan ketimpanagn dalam hal ini menghianati amanah 

rakyat. 

1. Konsep Komunitas 

 
 

Komunitas berasal dari bahasa latin communitas yang berarti "kesamaan", 

kemudian dapat diturunkan dari communis yang berarti "sama, publik, dibagi oleh 

semua atau banyak". Komunitas sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa 

organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat 

yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat 

memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan 

sejumlah kondisi lain yang serupa.
21

Soenarno, Definisi Komunitas adalah sebuah 

identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi 

kebutuhan fungsional.
22

 

Loren O. Osbarn dan Martin H. Neumeyer ; “Pada dasarnya setiap orang 

itu lahir dalam suatu keluarga, dan pada mulanya dia tidak mengetahui bahwa ia 

merupakan anggota dari suatu ketetanggaan. Akan tetapi, apabila dia mulai dapat 

berjalan serta bermain, maka dia akan bermain dengan anak-anak tetangga atau 

beberapa dari antara mereka. 

Dalam perkembangan selanjutnya, dia akan mengetahui bahwa ia tinggal 

dalam suatu kampung atau suatu desa atau juga dalam suatu kota. Pada tahap 

selanjutnya dia akan mengetahui pula bahwa dia merupakan anggota suatu bangsa 

atau suatu negara”. Deskripsi tersebut di atas menunjukkan bahwa seseorang itu 

dapat merupakan anggota dari beberapa kelompok; dan kecuali keluarga (sebagai 

primary group) kesemuanya mungkin dapat dikategorikan sebagai community 

atau komunitas.Loren O. Osbarn dan Martin H. Neumeyer menyatakan bahwa 

21
 Soenarno, Kekuatan Komunitas sebagai pilar pembangunan nasional ( Cet I, Jakarta 

2002), h. 26 
22

 Kertajaya Hermawan, Arti Komunitas. Gramedia Pustaka Utama, JAKARTA 2008 
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komunitas adalah “a group of a people having in a contiguous geographic area, 

having common centers interests and activities, and functioning together in the 

chief concern of life”. Dengan demikian suatu komunitas merupakan suatu 

kelompok sosial yang dapat dinyatakan sebagai “masyarakat setempat”, suatu 

kelompok yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas 

tertentu pula, dimana kelompok itu dapat memenuhi kebutuhan hidup dan 

dilingkupi oleh perasaan kelompok serta interaksi yang lebih besar di antara para 

anggotanya. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme 

yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang 

sama.
23

 

Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki 

maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah 

kondisi lain yang serupa.
24

 

 
Menurut Crow dan Allan, Komunitas dapat terbagi menjadi 2 komponen: 

 
 

1. Berdasarkan Lokasi atau Tempat Wilayah atau tempat sebuah komunitas 

dapat dilihat sebagai tempat dimana sekumpulan orang mempunyai sesuatu 

yang sama secara geografis 

2. Berdasarkan Minat Sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas 

karena mempunyai ketertarikan dan minat yang sama, misalnya agama, 

pekerjaan, suku, ras, maupun berdasarkan kelainan seksual.
25

 

 

 

 
 

23
 Wenger, Cultivating Communities of practice:a guide to managing knowledge.( 

Harvard Business School Press,2002) hlm 4 
24

 Crow dan Allan,Community Life: An introduction to local social relations ( Hemel 
Hempstead: Harvester Wheatsheaf New York,USA 1994) 

25
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Proses pembentukannya bersifat horisontal karena dilakukan oleh 

individu-individu yang kedudukannya setara. Komunitas adalah sebuah 

identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi 

kebutuhan fungsional.Kekuatan pengikat suatu komunitas, terutama, adalah 

kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya yang 

biasanya, didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial- 

ekonomi.Disamping itu secara fisik suatu komunitas biasanya diikat oleh batas 

lokasi atau wilayah geografis. Masing-masing komunitas, karenanya akan 

memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi dan menyikapi 

keterbatasan yang dihadapainya serta mengembangkan kemampuan kelompoknya 

Menurut Vanina Delobelle definisi suatu komunitas adalah group beberapa 

orang yang berbagi minat yang sama, yang terbentuk oleh 4 faktor, yaitu: 

1. Komunikasi dan keinginan berbagi : Para anggota saling menolong satu 

sama lain. 

2. Tempat yang disepakati bersama untuk bertemu 

 

3. Ritual dan kebiasaan: Orang-orang datang secara teratur dan periode. 

 

4. Influencer Influencer merintis sesuatu hal dan para anggota 

 

Selanjutnya   Vanina juga menjelaskan   bahwa komunitas mempunyai 

beberapa aturan sendiri, yaitu: 

1. Saling berbagi : Mereka saling menolong dan berbagi satu sama Lain 

dalam komunitas. 

2. Komunikasi: Mereka saling respon dan komunikasi satu sama lain. 
 

3. Kejujuran: Dilarang keras berbohong. Sekali seseorang berbohong, maka 

akan segera ditinggalkan. 
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4. Transparansi: Saling bicara terbuka dan tidak boleh menyembunyikan 

sesuatu hal. 

5. Partisipasi: Semua anggota harus disana dan berpartisipasi pada acara 

bersama komunitas.
26

 

 

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain 

lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi 

yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest 

atau values (Kertajaya Hermawan).
27

Soenarno mengatakan Komunitas adalah 

sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi 

kebutuhan fungsional. 

 
Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi timbulnya community, antara 

lain sebagai berikut: 

1. Adanya suatu interaksi yang lebih besar diantara anggota yang bertempat 

tinggal disatu daerah degan batas – batas tertentu. 

2. Adanya norma sosial manusia didalam masyarakat, diantaranya kebudayaan 

masyarakat sebagai suatu ketergantungan yang normatif, norma 

kemasyarakatan yang historis, perbedaan sosial budaya antara lembaga 

kemasyarakatan dan organisasi masyarakat. 

3. Adanya ketergantungan antara kebudayaan dan masyarakat yang bersifat 

normatif. Demikian juga norma yang ada dalam masyarakat akan 

memberikan batas – batas kelakuan pada anggotanya dan dapat berfungsi 

 
26

 Kertajaya Hermawan, Arti Komunitas. Gramedia Pustaka Utama, JAKARTA 2008 
27

 Soenarno, Kekuatan Komunitas sebagai pilar pembangunan nasional ( Cet I, Jakarta 

2002) hlm 26 
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sebagai pedoman bagi kelompok untuk menyumbangkan sikap dan 

kebersamaannya dimana mereka berada. 

Secara ringkasnya dapat disimpulkan sebagai ciri-ciri komunitas adalah 

Daerah atau batasan tertentu, Manusia yang bertempat tinggal, Kehidupan 

masyarakat dan Hubungan sosial antara anggota kelompoknya.Komunitas 

memiliki beberapa komponen. Komponen yang termasuk dalam komunitas adalah 

sebagai berikut: 

1. Masyarakat sebagai kelompok atau himpunan orang-orang yang hidup 

bersama terjalin satu sama lain ketika orang-orang tersebut menjadi 

anggotanya. 

2. Kebudayaan sebagai alat pemuasan kebutuhan manusia baik jasmani 

maupun rohani yang terdiri dari hasil pemuasan dan binaan manusia baik 

berupa benda maupun bukan benda. Kekayaan alam sebagai sumber-sumber 

materi bagi kelangsungan hidup manusia 

B. Populisme 

 
Seperti kajian kontemporer lainnya, populisme hadir sebagai sebuah 

konsep yang dapat diisi oleh berbagai ide. Kajian mengenai populisme sudah  

lebih dulu dan banyak dibahas yang berawal dari pergerakan petani di Rusia dan 

Amerika Serikat pada akhir abad ke 19, dilanjutkan kemunculan populisme di 

Amerika Latin pada pertengahan abad ke 20, hingga saat ini populisme bangkit di 

negara-negara Eropa, Amerika serikat dan Amerika Latin.Bahasan mengenai 

populisme umumnya didefinisikan berdasarkan kajian ekonomi, sosial dan politik 

dan dianalisis dari berbagai perspektif dan pendekatan teori termasuk diantaranya 

strukturalisme, pots-strukturalism, teori modernisasi, teori social movement, teori 
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partai politik, psikologi politik, ekonomi politik dan teori demokrasi.Oleh 

karenanya dapat ditemui beragam definisi dan pemaknaan terkait dengan 

populism. 

Secara beragam, populisme didefinisikan oleh para ilmuan berdasarkan 

apa yang terjadi secara empiris yang dianalisisnya masing-masing namun hal ini 

dianggap masih belum bis menjawab secara eksplisit apa definisi sebenarnya dari 

populisme dan justru menjadi tantangan tersendiri untuk memahami populisme. 

Untuk menjawab kebingungan definisi menganai populisme, Girdon dan 

Bonikowski melakukan literatur review dan menarik kesimpulan terkait definisi 

dari populisme melalui pendekatan politik dan sosiologi yang meliputi; populisme 

sebagai gagasan, populisme sebagai sebuah discursive stlyedan populisme sebagai 

bentuk mobilisasi politik. 

Laclau juga menyimpulkan populisme dari hasil analisisnya yakni sebagai 

sebuah political logic yakni sebuah konsekuensi dari kondisi politik yang terjadi 

pada masyarakat;naming and effect yakni pendefinisan kata populisme ataupun 

populis akan memberikan konsekuensi khusus untuk menentukan kategori tujuan 

yakni utamanya berorientasi pada rakyat atau “the people”, dan particular demand 

yakni sebagai sebuah permintaan sosial (demand, request) dari ketidakpuasan 

masyarakat dengan kondisinya sosial ekonominya. Dari analsis definisi yang 

ditawarkan oleh Laclau sebenarnya ia sekaligus menyebutkan indikator factor 

berkembangnya populisme. Populisme akan kemungkinan besar berkembang 

dalam kondisi tatanan sosial yang sudah rusak dimana publik kehilangan 

kepercayaannya terhadap sistem politik karena kegagalan partaik politik menjadi 

saluran representasi yang efektif sehingga memunculkan apatisme politik 

masyarakat. Selain itu adanya pengaruh dari perubahan kondisi ekonomi, sosial, 

dan politik baik di dalam maupun di luar negeri yang akan mempengaruhi gejolak 
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masyarakat untuk menuntut perubahan. Sementara dalam riset PWD, populisme 

dipahami sebagai gaya politik Manichean yang mencakup tiga dimensi pokok 

yakni; Pertama, populisme mengacu pada “rakyat”. Para pemimpin populis 

umumnya mengaku mewakili dan bertindak atas nama“rakyat” dalam pengertian 

orang kebanyakan. Kedua, populisme juga berkaitan dengan gagasan menciptakan 

dan memperkuat hubungan antara para pemimpin populis dan rakyat yang bersifat 

langsung. Ketiga, gaya politik ini secara pekat mengandung sentiment-sentimen 

anti kemapanan dan anti elit. Pemahaman populisme seperti ini mengandung dua 

implikasi yang saling berhimpit, antara sebuah gerakan melawan dominasi 

oligarkis dengan mobilisasi massa dan kelompok terpinggirkan atau gagasan 

politik tentang cara pandang pembangunan yang berorientasi pada rakyat. 

Perbedaan ini sangat tipis dan perlu melihat kajian populismesecara induktif agar 

populisme tidak dibaca secara sinis, hanya dilihat tentang kepemimpinan dan 

pemimpin namun juga harus dilihat dari posisi dan sudut pandang masyarakatnya. 

Kajian populisme dalam konteks ke-Indonesia-an sendiri tidak bisa dilepas 

begitu saja dari perjalanan sejarah transisi menuju demokrasi yang mana 

sepanjang perjalanannya menemui beragam hambatan dan tantangan dalam 

mendemokrasikan Indonesia.Beragam kondisi sosial ekonomi mewarnai 

kehidupan masyarakat namun dalam kecenderunganketidak puasan dimana 

korupsi merajalela dan penegakkan hokum yang tidak adil, selain itu masyarakat 

tidak merasakan kehadiran pemerintahan yang berfungsi dengan baik untuk 

menyelesaikan semua persoalan yang akhirnya hanya menyisakan ketegangan 

politik yang dari waktu ke waktu terus berdinamisasi sementara isu-isu publik 

tidak terurus. Dari perjalanan sejarah ini, populisme di Indonesia merujuk pada 

analisis Laclau sebagai political logicdan particular demand, sebagai antitesis dari 
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keadaan masyarakat saat ini, dengan gaya kepemimpinan dan cara bertindak “atas 

nama rakyat” dan “anti kemapanan”. 

Populis sebagai subjek politik dengan gagasanpopulismememiliki identitas 

yang membedakan dirinya dengan actor politik lainnya.Hubungan subjek politik 

dengan truktur kekuasaan dalam menjadi penting untuk dielaborasi. Pembentukan 

agensi-agensi politik sebagai subjek kekuasaan pada dasarnya merupakan bagian 

penting dari persoalaan pembentukan identitas politik, khususnya dalam 

pembentukan atau konstruksi politik tentang “saya I” dan “orang lain the other” 

sebagai subjek politik, atau konstruksi tentang “saya I” mewakili “kita We” 

dihadapan ”mereka they”. Konstruksi tentang “I – O” atau “I = We – They”, ini 

saling mendeterminasi dan secara konstitutif membentuk identitas politik sebagai 

subjek kekuasaan atau agensi politik. Hal mengenai pembentukan identitas politik 

agensi ini yang kemudian serupa dengan pelekatan identitas pemimpin populis 

yang selalu mengacu “atas nama rakyat” yang membedakan kedudukan antara 

“Kita Vs Mereka”, dimana “kita” adalah lowest sector societyyang diperjuangkan 

dan “mereka” adalah para elit politik yang dianggap tidak peduli dan 

bertanggungjawab terhadap masalah publikterutama masyarakat yang tereksekusi. 

Identitas ini menjadi instrument demokrasi yang membua para aktor populis 

berjuang untuk meraih kesetaraan politik dengan memasuki ranah politik, dimana 

demokrasi sejatinya juga memberikanmereka kesempatan untuk tidak lagi 

tereksekusidari politik.
28

 

Menurut yang si penilis pahami Populisme adalah suatu cara berpolitik 

atau sebuah gerakan yang mengatas namakan masyarakat, mendahulukan 

kepentingan rakyat kecil di bending kepentingan kaum elit. Namun seringkali 

 
 

28
 Mustabsiarotul Ummah Mustofa, “Tinjauan Kritis Populisme Di Indonesia Antara 

Gagasan Atau Cara Baru Sirkulasi Elit” (Universitas Padjadjaran, jurnal ilmu social dan ilmu 

politik, 2019, hal 75 



28  

Gusdurian 
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populime ini di gunakan sebagai alat politik atau mobilisasi politik dari obnum 

tertentu yang mengatas namakn rakyat demi tujuan atau kepentinyan pribadi 

maupun kelompok tertentu.Nah jika terjadi hal yang demikian maka di sini adalah 

peran dari civil society atau yang kita maksud Gusdurian untuk mencegah 

terjadinya hal tersebut Karena hal tersebut bisa mengancam keutuhan bangsa. 

 
C. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

Civil Society dan 

fenomena populisme 

politik keagamaan di 

Kota Makassar 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 
Didalam melakukan penelitian penulis menggunakan jenis penulisan 

deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini memandang realitas sosial sebagai 

suatu yang utuh, dinamis, kompleks, hubungan gejala yang bersifat interaktif dan 

penuh makna. Penelitian dilakukan pada objek alamiah, yaitu peneliti menjadi 

instrumen kunci dan tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan objek tersebut tidak di 

pengaruhi datangnya peneliti.
29

 Lokasi penelitian di Kota Makassar 

 
B. Pendekatan Penelitian 

 
Pendekatan empiris merupakan salahsatu pendekatan penelitian yang 

mendekati masalah yang di teliti sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan 

 
C. Sumber Data 

 
 

1. Sumber primer yaitu data yang dikumpulkan dari studi lapangan yang kita 

peroleh dari narasumber dengan melakukan wawancara yang dilakukan 

secara mendalam.
30 

2. Sumber sekunder, data yang di peroleh dari kepustakaan 
 

 

 

 

 

 

 
29

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D (Bandung: Alfabeta, 

2014). h. 8-9. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Wawancara 

 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan untuk mengetahui 

sikap politik informan yang lebih mendalam.
31

 Menurut Moleong Lexy J. 

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang  mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
32

 

Penulis akan langsung melakukan wawancara dengan informan kunci yaitu dalam 

hal ini orang yang dianggap paham dan mengetahui masalah yang akan diteliti 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendalam. Wawancara yang dilakukan 

tertuju pada: pendiri gusdurian, ketua gusdurian dan beberapa masyarakat madani 

di Kota Makassar. 

2. Observasi 

 

Observasi yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati, mencatat prilaku subjek, melihat dan mencatat pembicaraan subjek 

yang ingin diteliti dengan menggunakan pedoman observasi.
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

31
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Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method (Bandung: Wadegroup, 2015), 

h. 55 
32
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3. Dokumentasi 
 

Dokumentasi ialah sebuah langkah yang dilakukan untuk penyediaan bukti 

yang akurat, dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan sebagai 

bukti. 

 

E. Instrumen Penelitian 
 

Instrumen penelitian berfungsi untuk membantu Dalam proses pengumpulan 

data. Instrument yang di gunakan dalam penelitian skripsi antara lain: 

1. Penelitian itu sendiri; dalam penelitian kualitatif, peneliian harus langsung 

kelapangan dan tidak boleh di wakili. 

2. Pedoman wawancara;di gunakan agar wawancara yang di lakukan dengan 

narasumber menjadi sistematis dan efesiaen. 

3. Pedoman obserfasi; berfungsi agar obserfasi sesuai denan tujuan. 

 

4. Buku catatan; untuk mencatat hal hal penting agar tak terlewatkan. 

 

5. Handphone adalah media yang di siapkan untuk data data yang bersifat 

digital seperti rekaman saat wawancara dan lain-lain. 

F. Teknik Analisa Data 

 

1. Reduksi Data atau Merangkum Data 

 

Reduksi data atau merangkum data yaitu teknik yang digunakan ketika data 

yang kita peroleh dari lapangan cukup banyak, oleh karena itu perlunya 

dicatat secara teliti dan rinci. 
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2. Penyajian Data 
 

Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar peneliti lebih mudah 

memahami data yang telah dikumpulkan. Penyajian data dapat dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan atau hubungan antar kategori ataupun 

sejenisnya.
34

 

3. Verifikasi Data 

 

Verifikasi data dilakukan untuk penarikan kesimpulan dari data yang telah 

dikumpulkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
 Sugiyono, MetodePenelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D , (Bandung: Alfabeta, 

2014). h. 246. 
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BAB IV 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Gambaran Umum kota Makassar 

 

 
Sebagai ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar terletak di 

ujung selatan Pulau Sulawesi dengan cakupan wilayah pesisir dan bahkan 

mempunyai 5 pulau dimana terdapat dua Kelurahan yang berada di pulau. Posisi 

kota Makassar berbatasan dengan dua Kabupaten, yaitu sebelah Utara dan Timur 

berbatasan dengan Kabupaten Maros, kemudian sebelah selatan Kabupaten Gowa, 

dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Letak astronomisnya antara 

119‟24‟17‟38‟ Bujur Timur dan 5‟8‟6‟19‟ Lintang selatan.Suhu udara di Kota 

Makassar tahun 2015 maksimun 35.40C minimum 21,80C, dan rata-rata 

28,110C.kelembaban udara rata-rata 78,92%, kecepatan angina rata-rata 4,0 knots, 

dan penyinaran matahari rata-rata 74,5 jam. 

Luas wilayah kota Makassar tercatatat 175,77 km persegi yang meliputi 14 

Kecamatan, 143 Kelurahan, 971 RW dan 4789 RT. Tahun 2015 sejak otonomi 

daerah diberlakukan, jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Makassar tidak 

mengalami penambahan atau pemekaran dengan jumlah tetap 143 Kelurahan 

sedangkan jumlah RW dan RT masih mengalami penambahan yaitu 996 RW dan 

4.968 RT pada tahun 2015. Dibandingkan tahun 2013 jumlah RW dan RT naik 

2,26% dan 2,92%. Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2014 sebanyak 

1.449.242 jiwa, kemudian pada tahun 2015 meningkata menjadi 1.449.401 jiwa. 

Pada periode 2014- 2015 laju pertumbuhan 
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar dalam Angka tahun 2017 
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Penduduk mencapai 1,41 persen. Dengan luas wilayah sebesar 175,77 

km2, setiap km2 ditempati penduduk sebanyak 8,246 jiwa pada tahun 2015. 

1. Pemerintah 

 
Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan 143 

Kelurahan, 996 RW, 4.968 RT. Jumlah anggota DPRD kota Makassar tahun 2015 

sebanyak 50 orang merupakan wakil dari 8 fraksi. 8 orang adalah perempuan, hal 

ini menunjukkan bahwa kaum perempuan telah diperhitungkan untuk menduduki 

jabatan legislatife sekalipun porsinya masih relatife kecil sebesar 16% 

Tabel 5.Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar 
 
 

No Kecamatan Luas 

(Km
2
) 

Persentase Terhadap 

Luas 

 
 

Kota Makassar 

1 Mariso 1,82 1,04 

2 Mamajang 2,25 1,28 

3 Tamalate 20,21 11,50 

4 Rappocini 9,23 5,25 

5 Makassar 2,52 1,431 

6 Ujung Pandang 2,63 1,50 

7 Wajo 1,99 1,13 

8 Bontoala 2,10 1,19 

9 Ujung Tanah 5,94 3,38 
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Kec. Mariso 

Kec.Rappocini 

Kec. Wajo 

Kec.Tallo 

Kec.Mamajang Kec.Tamalate 

Kec.Makassar Kec. Ujung Pandang 

Kec.Bontoala Kec. Ujung Tanah 

Kec.Panakukkang Kec.Manggala 

 

 
 

10 Tallo 5,83 3,32 

11 Panakukkang 17,05 9,70 

12 Manggala 24,14 13,73 

13 Biringkanaya 48,22 27,43 

14 Tamalanrea 31,84 18,11 

Jumlah 175,77 100,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar dalam Angka tahun 2017 

 

 

 
 

Diagram 1.Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar 
 

Kec.Biringkanaya Kec.Tamalanrea 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar Dalam Angka Tahun 2017 

 
1. Kedudukan dan Ketenaga kerjaan. 

 

a. Kependudukan 

 
Penduduk Kota Makassar menurut data Badan Pusat Statistik yaitu 

1.469.601 Jiwa yang terdiri atas 727.314 penduduk berjenis kelamin laki-laki serta 
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742.287 penduduk berjenis kelamin perempuan, perkembangan penduduk di Kota 

Makassar sendiri mengalami peningkatan mulai dari tahun 2012 dengan jumlah 

penduduk 1.369.606 jiwa hingga pada tahun 2016 menjadi 1.469.601 jiwa, untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabelberikut. 

Tabel 6.Tingkat Kepadatan Penduduk di Kota Makassar 
 
 

N 

 

o 

Kecamatan Luas 

 

(Km
2
) 

Jumlah 

 

Penduduk (Jiwa) 

Kepadatan 

 

penduduk 

1. Mariso 1,82 59.292 32.578 

2. Mamajang 2,25 61.007 27.114 

3. Tamalate 20,21 194.493 96.24 

4. Rappocini 9,23 164.493 17.829 

5 Makassar 2,52 84.758 33.634 

6. Ujung Pandang 2,63 28.497 10.835 

7. Wajo 1,99 30.933 15.544 

8. Bontoala 2,10 56.536 26.922 

9. Ujung Tanah 5,94 49.223 11.187 

10. Tallo 5,83 139.167 23.871 

11. Panakukkang 17,05 147.783 8.668 

12. Manggala 24,14 138.659 5.744 

13. Biringkanaya 48,22 202.520 4.200 

14. Tamalanrea 31,84 112.170 3.523 

Total 175,77 1.469.601 83.61 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar dalam Angka Tahun 2017 
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Pada tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan Makassar memiliki tingkat 

kepadatan penduduk yang tinggi yaitu, 33,6 jiwa/km
2
 dengan jumlah penduduk 

sebanyak 84.758 jiwa, sedangkan kepadatan terendah yaitu Kecamatan 

Tamalanrea dengan 3,523 jiwa/km
2
 dengan jumlah penduduk 112.170 jiwa, 

berikut grafik kepadatan penduduk di Kota Makassar berdasarkan kecamatan. 

Pada tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan Makassar memiliki tingkat 

kepadatan penduduk yang tinggi yaitu, 33,6 jiwa/km
2
 dengan jumlah penduduk 

sebanyak 84.758 jiwa, sedangkan kepadatan terendah yaitu 

KecamatanTamalanrea dengan 3,523 jiwa/km
2
 dengan jumlah penduduk 112.170 

jiwa, berikut grafik kepadatan penduduk di Kota Makassar berdasarkankecamatan. 

Diagram 2. Kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kec. Mariso 

Kec. Ujung 

Pandang Kec. 

Tallo 

 
Kec. Mamajang 

Kec. Wajo 

Kec. Panakukkang 

 
Kec.Rappocini 

Kec. Bontoala 

Kec.Manggala 

 
Kec. Makassar 

Kec. Ujung Tanah 

Kec. Biringkanaya 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar Dalam Angka Tahun 2017 
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b. Ketenagakerjaan 

 
Jumlah pencari kerja Terdaftar di Kota Makassar pada Dinas Tenaga Kerja 

Kota Makassar pada tahun 2015 sebesar 10.326 pekerja dengan penurunan 2,80 

persen. Dari 10.326 pekerja yang terdaftar sebesar 8.315 telah ditempatkan 

bekerja. 

Perbandingan pencari kerja laki-laki lebih sedikit dibandingkan 

perempuan, terdaftar 5.052 laki-laki dan 5.274 perempuan pencari kerja terdaftar 

pada Dinas Tenaga kerja. 

Proporsi terbesar pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja 

berpendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 43,91 persen (4.534 pekerja) dan yang 

ditempatkan sebanyak 906 pekerja di tahun. 

 
3. Sosial 

 

a. Kesehatan 

 
Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan bisa dilihat dari 2 aspek 

yaitu sarana kesehatan dan sumber manusia.Pada tahun 2015 di Kota Makassar 

terdapat 22 Rumah Sakit Umum, 22 Rumah Sakit Bersalin.Puskesmas pada tahun 

2015 dari, 46 Puskesmas, 38 Puskesmas Pembantu, 37 Puskesmas keliling. Selain 

sarana kesehatan ada sumber daya manusia dibidang kesehatan seperti dokter 

sebanyak 48,56 orang dan bidang sebanyak 51,44 orang. 

 
b. Pendidikan 

 
Pembangunan dibidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa.Pembangunan sumber daya manusia suatu Negara 
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akanmenentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial karena manusia 

pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. 

Pada tahun 2015 angka harapan lama sekolah 14,76 persen dan rata-rata 

lama sekolah mencapai 10,77 persen. Kemajuan yang dicapai dibidang pendidikan 

sangat terkait dengan ketersedian fasilitas pendidikan.Pada tahun ajaran 

2015/2016 untuk jenjang pendidikan SD di Kota Makassar. 

Pendidikan yang ditamatkan penduduk berumur 10 tahun ke atas Kota 

Makassar pada tahun 2015 yaitu tidak punya ijazah sebanyak 13,23 persen, tamat 

SD sebanyak 20,71 persen, tamat SLTP sebanyak 16,56 persen, Sekolah 

Menengah Kejuruan sebanyak 3,37 persen, DI/DII sebanyak 0,46 persen, DIII 

sebanyak 2,06 persen, dan DIV/SI/S2/S3 sebanyak 14,96 persen. 

Gusdurian adalah sebutan atau gelar untuk para murid, penganut, 

pengagum, penerus pemikiran.dan perjuangan Abdulrahman Wahid atau kerap 

kali disebut denganpanggilan hangatnya yaitu Gus Dur.Para murid, penganut, 

pengagum, penerus .pemikiran dan perjuangan mereka mendalami pemikiran Gus 

Dur, mereka berusaha meneladani tingkah laku gusdur yang positif dan prinsip- 

prinsip atau nilai-nilai pemikiran kiai Abdul Rahman Wahid, dan berusaha 

meneruskan semua perjuangan yang telah dirintis dan di kembangkan atau di 

lakukan oleh Gus Dur semasa hidupnya, yang ia sesuaikan dengan konteks 

perkembangan zaman. 

Jaringan gusdurian adalah sebuah wadah atau tempat bagi semua 

gusdurian untuk saling bercengkraman, bersinergi, berseilaturahmi yang biasanya 

di lakukan suatu kelompok dimana mereka melakukan no politik praktis. Dalam 

jaringan gusdurian terdapat beberapa unsur lapisan masyarakat di mana di 

dalamanya ada yang berasal dari individu, komunitas-komunitas atau forum local 

dan organisasi-organisasi yang termotifasi atau terinspirasi dari pemikiran, 
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perjuangan dan nilai teladan yang di lihat dari Abdul Rahman Wahid, di dalam 

jaringan gusdurian tidak di perlukan yang namanya keanggotaan formal karena 

bersifat jaringan kerja. 

Jaringan gusdurian memfokuskan diri kepada kerja atau kegiatan lebih 

kepada kegiatan non politik praktis, di dalam pemikiran gusdur atau gerakan yang 

ia lakukan terdapat 4 nilai besar yang tidak pernah lepas yaitu; 

 

1. Islam dan Keimanan 

2. Kultural 

3. Negara 

4. Kemanusiaan 

 
Walaupun Gus Dur telah meninggal tetapi nilai, pemikiran, dan 

perjuangannya tetap hidup di dalam mengawal perkembangan Negara ini, melalui 

karya-karya para pengikutnya yang di mana karya mereka tidak terlepas dari nilai, 

pemikiran dan perjuangan gusdur yang di landasi atas 9 (Sembilan) nilai yaitu; 

 

1. Ketauhidan (Spirituality) 

2. Kemanusiaan (Humanity) 

3. Keadilan (Justice) 

4. Kesehatan (Equality) 

5. Pembebasan (Liberation) 

6. Persaudaraan (Solidarity) 

7. Kesederhanaan (Humility) 

8. Keksatriaan (Civalry) 

9. Kearifan Tradisi (Wisdom Of Tradition) 
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Dalam menjaga kerjasama antara murid, individu, kelompok, penganut 

pemikiran pemikiran dan tindakan gusdur, maka di bentuklah Sekretariat Nasional 

Jaringan Gusdurian. Tugas dari Sekretariat Jaringan Nasional Gusdurian adalah 

untuk menjadi pendukung serta pendukung di setiap kegiata yang di lakukan oleh 

selurus Gusdurian yang tersebar di indonesia maupun di luarnegri, dalam 

menjalankan amanah tersebut Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian 

memfokuskan diri kepada kegiatan yang mengebangakan atau penyebaran 

pemikiran Gus Dur, memfasilitasi konsulidasi atau pertemuan besar jaringan 

gusdurian, memberikan dukungan kepada setiap kegiatan atau program local, 

kegiatan kaderisasi jaringan, dan peningkatan atau perkembangan jaringan. 

Tugas Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian tidak hanya sampai disitu, 

mereka juga bertanggung jawab menjadi kordinator di setiap program-program 

kerja yang di lakukan jaringan gusdurian litas jaringan serta mengisi kels kelas 

khusus terkait jaringan, adapun beberapa di antaranya iala; 

 

1. Kelas Pemikiran Gus Dur 

2. Forum Kajian dan Diskusi 

3. Kampanye Anti Korupsi 

4. Pelatian Enterprenership 

5. Forum Budaya 

6. Workshop Sosial Media 

7. Koperasi Jaringan Gusdurian 

8. Laskar Gusdurian 

 
Komunitas jaringa gusdurian bertindak ataupun bergerak sekaligus 

menjadikan Sembilan nilai utama Gus Dur sebagai landasan awal ataupun pondasi 

dari pergerakannya sekaligus menjadikanya visi, nilai utama tersebut adalah nilai- 



43  

 

 

 

nilai yang selalu di perjuangkan oleh almarhum Gus Dur semasa hidupnya. 

Alasan atau yang melatar belakang terbentuknya jaringan gusduria kota Maksssar 

adalah karena kota Makassar juga memiliki ikata yang kuat dengan Gus Dur, dan 

tentu saja hal itu di pengaruhi dengan pemikiran atau pandangan Gus Dur di mana 

setiap pemikirannya selalu bersifat universal atau selalu dapat di terima dari 

semua kalangan sehingga bukan saja hal itu membuat Gus Dur di terima di mana 

saja baik pemikiran ataupun sosoknya. Tak terkecuali di kota Makassar di mana 

pengagum pemikiran serta perjugangan Gus Dur juga berkeinginan untuk 

melanjutkan apa yang telah beliau tinggalkan, dengan cara ikut berpartisipasi, 

mengawal dan membentuk jaringan Gusdurian kota Makassar dengan tujuan ingin 

memertahankan dan meyebar luaskan sembilan nilai-nilai perjuangan Gus Dur 

sehingga dapas menyentuh semua kalangan dari kalangan, semua elemen, 

individu, ataupun kelompok. 

Para murid atau anggota jaringan gusdurian mengagumi sosok Gus Dur 

kerena beliau selalu memperlihatkan ahlak yang baik, perbuatannya, sosoknya 

yang selalu bias di terima di mana saja dan golongan yang mana saja, mampu 

mengayomi, bahkan mampu megakomodir kelompok-kelompok minoritas yang 

terkadang tidak di terimah di tengah tengah masyarakat. 

B. Pemikiran atau pandangan komunitas Gusdurian kota Makassar 

sebagai Civil Society melihatPopulisme politik keagamaan 

 
Di dalam kontestasi pemilu yang kerap kali di lakukan setiap jangka waktu 

5 tahun sekali, banyak cara yang di lakukan oleh setiap pasangan calon, orang- 

orang ataupun kelompok yang mengambilandil didalam kontestasi tersebut, 

kadangkala mereka biasanya menghalalkansegala cara agar dapat meraih banyak 

suara atau popularitas di dalam masyarakat, salah satu caranya dengan cara 



44  

 

 

 

melakukan populisme politik, di mana mereka mengatasnamakan kepentigan 

rakyat atau pun golongan tertentu untuk mencapai tujuan pribadi ataupun 

kepentingan kelompoknya. 

Pengertian PopolismeCas Mudlle adalah respon demokrasi semu terhadap 

liberalisme yang tidak demokratis. Populisme bisa menjadi ancaman, namun juga 

bisa menjadi peluang untuk memperbaiki politik yang berjarak dengan 

masyarakat. 

Menurut saya Populisme adalah suatu cara berpolitik yang mendahulukan 

kepentingan rakyat. Namun seringkali populime ini di gunakan sebagai alat politik 

atau mobilisasi politik dari oknum tertentu yang mengatasnamakan rakyat demi 

tujuan atau kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Dampak yang di 

hasilkan dari populisme tersebut jika di arahkan kepada tindakan yang murnii 

berdasarkan kepentingan rakyat maka dampak dari populisme akan menciptakan 

suatu kesejahtraan bagi masyarakat. Namun apa bila populisme di gunakan untuk 

kepentingan yang melenceng dari kepentingan rakyat maka hasil dari populisme 

tentu saja akan merusak masyarakat dan hal tersebut tidak dapat menyampaikan 

keluh kesah masyarakat atau aspirasi. 

Hasil wawancara dengan Bapak Ilham sebagai ketua gusdurian kota 

Makassar mengenai populisme politik keagamaan, mengatakan bahwa: 

 

“jadi yang perlu saya beritau pertama adalah jaringan gusdurian 
adalah satu jaringan yang tidak melakukan politik, mentok mentok 

kami hanya bergerak di dalam politik kebangsaan, di mana politik 

kebangsaanyang kamii maksud adalah kami bergerak jika menyangkut 

kepentingan bangsa, maksudnya adalah ketika ada suatu gerakan atau 

tindakan yang di lakukan oleh individu ataupun kelompok yang 

mengancam kelangsungan hidup berbangsa atau mengancam 

persatuan bangsa, kami akan berdiri di barisan paling depan untuk 

menghalaw gerakan tersebut, nah Terkait gerakan populisme politik 

keagamaan yang marak terjadi apalagi di saat musim-musim 

kampanye, kami tidak setuju ataupun tidak mendukung adanya 
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gerakan tersebut karena mereka sama saja memanfaatkan sebuah 

golongan tertentu untuk memobilisasi dirinya agar mendapat 

popularitas atau panggung di ranah masyarakat”
35

 

 
Berdasarkan dari hasil wawancara di atas mengenai tanggapan atau 

pandangan gusdurian melihat populisme politik keagamaan yang terjadi, dari 

informan di atas melihat populisme politik keagamaan sebagai pencedraan atas 

amanah rakyat atau kepercayan kelompok yang telah percaya kepadaya, di mana 

merurut informan di atas hal ini justru akan berdamapak negatif kepada yang di 

mana hasil dari populisme tersebut ajungya adalah membangun opini public di 

mana public tidak lagi percaya akan calon calon legislatif, karena mereka telah 

merasa terbohongi atas tindakan populisme tersebut , dan yang paling menakutkan 

adalah jika haal tersebut atau tindakan polpulisme ini justru membuat partisipasi 

masyarakat dalam politik menjadi kurang, menurun dan ujungnya adalah opini 

yang terbangun masyarakat ttidak lagi percaya dengan pemimpin ataupun 

pemimpinya. 

Hasil wawancara dengan Bapak Suaib Prawono sebagai selaku pendiri 

gusdurian Sulawesi selatan juga mengatakan bahwa: 

“dalam jaringan Gusdurian kami tidak masuk di rana politik, 

komunitas atsaupun jaringan gusdurian sebenarnya menganut gerkan 

non politik Praktis, jadi ketika apa bila ada di antara kami atau 

anggota gusdurian ingin masuk di rana politik, kadertersebuh awalnya 

harus melepas statusnya sebagai anggota atau kader dari jaringan 

Gusdurian karena di dalam gusdurian kami memegang teguh yang 

namanya netralitas baik dari segi apa pun, bahkan contohnya dari segi 

pendanaan saja kami tidak menerima dari pemerintah, nah berangkat 

dari apa yang saya sampaikan di atas, kami selaku gusdurian sangat 

menentang dengan tindakan politik ataupun cara politik tersebut di 

karenakan hal tersebut bertentangan dengan salah satu 9 nilai utama 

pemikiran gusdur, sebenarnya bagi kami populisme adaalah sesuatu 

yang baik, kalau ade mengikuti sejarah kulit hitam dan kulit putih di 

amerka serikat, di mana waktu itu kulit hitam adalah kelompok 

minoritas yang kemudian bangkit di awali oleh pergerakan polpulis itu 

sendiri di mana gerakan tersebut betul betul di gunakan untuk 
 
 

35
 Hasil wawancara dengan Bapak Ilham, 24 Desember 2019 
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membela kaum kulit hitam yang tertindas, yang menjadi porsoalan 

adalah ketika politik idntitas tersebut di politikalisasi, yang alih-alih 

menguntungkan, mebela hak hak kaum yang tertindas, malah justru 

merusak” 

 
Dilihat dari hasil wawancara di atas di mana kita mambahas tentang apa 

atau bagai mana tanggapan gusdurian meliahat populisme politik yang kerap di 

lakukan, jika dilihat dari informasi yang di berikan informan, mereka tidak setuji 

terkait cara cara berpolitik yang mencederai kepentingan rakyat atau amanah yang 

di berikan rakyat, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan salah satu nilai 

yang di perjuangan gusdur. 

Sama halnya dengan bapak Hendrik selaku bendahara gusdurian Sulawesi, 

beliau mengatakan; 

 
“ya, dari awal memang sebenarnya gusdurian itu tidak berpolitik 

praktis, kalaupun berpolitik mentoknya adalah politik kebangsaaan, 

menanggapi tentang persoalan populisem politik kebangsaan, 

sebenarnya jika di tarik dari Sembilan nilai perjuangan gusdur, hal itu 

sangat bertentangan karena tidak baik di pandang jika  sebuah agama 

di jadikan sebagai doser untuk mencapai tujuan yang kerap kali tidak 

sesuai dengan apa yang di inginkan rakyat atau golongan yang di 

wakilinya” 

 
Dari wawancara di atas bisa kita lihat bahwa sanya jaringan gusdurian 

menolak atau tidak setuju dengan gerakan gerakan yang mengatas namakan 

masyarakat atau sebuah kelompok utuk mendapat panggung dan menjadi 

mobilisasi utuk mencapa tujuannya sendiri atau pun golonngannya, sesuai dengan 

Sembilan nilai nila perjuangan yang di tinggalkan gusdur. 

Wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa cara berpolitik 

yang kerapkali di sebuat dengan populisme yang contoh kasusnya adalah 

populisme politik keagamaan yang terjadi di tahun 2019 pada saat pemilihan yang 

sering di lakukan tiap 5 tahun sekali oleh Negara ini, pada tahun tersebu adalah 

tahun yang sangan dinamis di mana pertama pemilihan di lakukan secara serentak 
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dan di tahun tersebut semua paslon ataupun calon legislatif kerap kali 

menggunakan agama menjadi alat aatau isu yang sanagt pas atau efektif di 

gunakan untuk menari suara atau popularitas masyarakat indonesia, 

Melihat dari kasustersebut penelliti menarik untuk menelitih hal tersebut 

untuk mengetahui bagai mana tanggapa jaringan gusdurian meliat populisme 

politik keagamaan tersebut dan yang dapat saya Tangkap adalah jaringan 

gusdurian adalah jaringan yang sangat memgang teguh prinsip netralitas di mana 

dia sangat menentang dengan adanya cara cara berpolitik yang tidak pro terhadap 

rakyat, karena pergerakn gusdurian tidak lepas dari nilai nilai dari perjuangan 

yang di tinggalkan Gus Dur di mana salah satu dari nilai itu adalah yang 

menjunjung tinggi kemanusian dak keadilan, alhasil mereka semua menentang 

adanya agama di jadikan sebagai alat untuk berplitik. 

Jaringan Gusdurian Adalah Jaringan yang Bergerak tidak Terlepas dari 

nila nilai Perjuangan Gusdur, adapun nilai nilai perjuangan tersebut ialah; 

a. Ketauhidan(Spiritual) 

 

Ketauhidan bersumber dari keinaman kepada allah sebagai yang maha ada, 

satu satunya dzat hakiki yang cinta kasih, yang di sebut dengan berbagai nama. 

Ketauhidan di dapatkan lebih dari di ucapkan dan di lafalkan, tetapi juga 

disaksikan dan di singkapkan.Ke tauhidam menghujamkan kesadaran terdalam 

bahwa dialah sumber dari segala sumber dan rahmat kehidupan di jagat 

raya.Pandangan ketauhidan adalah poros nilai nilai yang di perjuangakan Gus dur 

melampaui kelembagaan yang melampaui birokrasi keagamaan.Ketauhidan yang 

berujut ilahi itu di tunjukan dengn prilaku dan perjuangan social, politik, ekonomi, 

dan budaya yang menegakkan nilai-nilai kemanusian. 
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b. Kemanusian (Hiumanity) 
 

Kemanusian bersumber dari pandanagan ketauhidan bahwa manusia adalah 

adalah mahluk yang paling mulia yang di perca untuk mengelola dan meakmurkan 

muka bumu ini.Kemanusiaan adalah cerminan dari sifat sifat 

ketuhanan.Kemuliaan yang ada di diri manusia mengharuskan sikap untuk saling 

menghargai dan saling menghormati.memuliakan manusia berate memuliakan 

penciptanya, demiian juga jika kita memuliakan manusia berate memuliakan 

penciptanya dan jika kita menistakan manusia berate juga menistakan 

penciptanya, drngan pandangan inilah Gus Dur membela kemanusiaan tanpa 

syarat. 

c. Keadilan (Justice) 

 

Keadilan bersumber dari pandangan dan martabat kemanusianan haya bias 

di penuhi dengan adanya keseimbangan, kelayakan, dan kepantasan adalam 

kehidupan masyarakat. Keadilan tidak sendirinya hadir di dalam realitas ke 

manusiaan dan karenanya harus di perjuangkan.Pembelaan dan perlindungan 

kepada suatu kelompok yang di perlakukan dengan tidak adil, merupakan 

tanggung jawab moral kemanusiaan.Sepanjang hidupnya, Gus Dur rela da 

mengambil tanggung jawab itu, dia berfikir dan berjuang untuk menghadirkan 

keadilan di tengah tengah masyarakat. 

d. kesetaraan 

 
Kesetaraan bersumber dari pandanagan bahwa setiap manusia memiliki 

martabat yang sama di hadapan tuhan. Kesearaan meniscayakan adanya 

perlakuaan keadilan.Hubungan yang sederajat, ketiadaan diskriminas dan 
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subordinasi, serta marjinalisasi di dalam masyarakat. Nilai kesetaraan ini, 

sepanjang kehidun Gus Dur, tampak jelas ketika melakukan pembelaan dan 

pemihakan kepada kaum tertindas dan di lemahkan, termasuk di dalamnya adalah 

kelompok minuoritas dan kaum marjinal 

e. Pembebasan (liberation) 

 

Pembebasan bersumber ketika manusia memiliki tanggung jawab untuk 

menegakkan keadilan dan kesetaraan,untuk melepaskan diri dari 

belenggu.Semnagat pembebesan hanya di milii dari jiwa yang merdeka,  bebas 

dari rasa takut dan otentik. Dengan nilai pembebasan ini Gusdur selalu 

mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya jiwa jiwa mereka yag selalu 

membebaskan diirinya da menauis lain. 

f. Persaudaraan (solidarity) 

 

Persaudaraan bersumber dari prinsip prinsip penghargaan atas kemanusiaan, 

keadilan, kesetaraan, dan semangat menggerakkan kebaikan.Persaudaraan 

menjadi dasara dari memajukan peradaban.Sepanjang hidupnya Gus Dur 

memberikan teladan dan menekankan pentingnya persaudaraan dalam 

masyarakat, bahkan yang berbeda pemikiran dan keyakinan. 

g. Kesederhanaan (Humlity) 

 

Kesederhanaan bersumber dari jalan pikiran yang substansial, sikap dan 

prilaku hidup yang wajar dan patut.Kesederhanaanya menjadi sumber yang hayai 

dan di lakono dehingga menjadi jati diri.Kesederhanaanya menjadi budaya 

perlawanan terhadap sikat berlebih, Materialistis dan koruptif.Kesederhana Gus 

Dur menjadi pembelajaran dan eteladanan dalam segala aspek. 
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h. Keksatriaan (Civalry) 

 

Keksatrian bersumber dari keberanian untuk memperjuangkan dan 

menegakkan nilai nilai yang di yakini keutuhan tujuan yang d inginkan atau di 

raih. Proses perjuangan di lakukan dengan mencermikan integritas Pribadi; penuh 

rasa taanggung jawab yang harus jalani dan konsekwensi yang harus di hadapi, 

komitmen yang tinggi serta harus istiqomah. Keksatrian yang di miliki gusdur 

mengedeoankan kesabaran dan keiklasannya dalam menjalani prose, seberat 

apapun serta dalam menyikapi hasi; yang di capai. 

i. Kearifan Tradisional (Wisdom of Tradition) 

 

Kearifan tradisi bersumber dari nilai nilai budaya yang berpijak pada tradisi 

dan pijak terbaik kehidupan mastyarakat setempat. Kearifan tradisional indonesia 

berujud Negara pancasial, konstitusi UUD 1945, prinsip prinsip Bineka Tunggal 

Ika, dan seluruh tatanilai kebudayaan nusantara yang beradap. Gusdur 

menggerakkan tradisi dan menjadkannya sumber kearifan dan pijakan social 

budaya politik dalam membumikan keadilan, lesetaraan, dan kemanusiaan, tampa 

kehilangan sifat kerterbukann dan progrsif dalam perkembangan peradaba.
36

 

 

C. Upaya komunitas Gusdurian kota Makassar sebagai Civil Society dalam 

menghadapi Populisme politik keagamaan 

Di era sekarang adalah era di atau zaman di mana semua orang atau warga 

Indoneia sedikit demi seikit mulai memahami atau sadar akan pentingnya 

 

36
 Jaringan Gusdurian, Kelas Pemikiran Gus Dur,h.1 
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partisipasi atau pentinya pembelajaran poitik, menentukan pemimpin , 

berdemokrasi atau menggunakan dan memperjuangkan haknya, tidak banya juga 

sekarang banyak masyrakat kecewa dengan pemimpin-pemimpinya karena tidak 

selarasnya antaara perkatan dan tindakan sebelum dan setelah mereka 

terpilih,berangkat dari hal tersebut kemudian banyak mucul kelompok kelompok 

ataupun indifidu yang berdir secara independen dan netral, dalam hal ini mereka 

berani untuk berdiri di barisan terdepan untuk mengeritik atau mengingatkan 

pemerintah aga dapat lebi eka mendengaan apa yanga sebenarnya di inginkan dari 

rakyatnya. 

Pergerakan di atas sebenarya telah lama terjadi yang kerap kali kita sebut 

dengan Civil Society, nah apa sebenrnya itu Civil society atu konsep Civil Society 

adapun penjelasan dari para ahli; 

a. Marx memperkirakan sistem kapitalis akan hancur karena kontradiksi- 

kontradiksi di dalamnya. Percepatan daya produksi yang bergerak 

menurut deret ukur tidak diimbangi hubungan produksi yang bergerak 

menurut deret hitung, sehingga akhirnya akan terjadi revolusi buruh. 

Kehancuran kapitalis akan menciptakan masyarakat sosialis tanpa kelas, 

dan inilah civil society yang ia maksud. 

b. Nurcholis Madjid menerjemahkan civil society dengan ‟masyarakat 

madani‟ atau masyarakat yang berperadaban (civilized society). Disebut 

demikian karena masyarakat tersebut tunduk dan patuh kepada ajaran 

kepatuhan (din) yang dinyatakan dalam supermasi hukum dan peraturan. 

Konsep masyarakat madani yang digagas Nurcholis madjid ini merujuk 

pada pengalaman sejarah muslim ketika mendirikan peradaban baru di 

maddinah dengan piagam Madinahnya sebagai undang undang yang 

kemudian dilanjutkan oleh Empat Khalifah. 
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Sedangkan yang saya pahami sendiri dari civil society adalah mereka 

seorang individu ataupun kelompok yang berdiri secara mandiri di hadapan 

bangsa dan Negara di mana kerap kali mereka memiliki ruang public yang di 

gunakan untuk menyapaikan aspirasi rakyat dan di gunakan juga untuk megoreksi 

atau menentang kebujakan pemerintah yang menurutnya tidak pro rakyat. 

Jaringan gusdurian di sini termasuk salah satu kelompok yang bisa di 

katakana sebagai Civil Society , nah untuk mengetauhui bagai mana cara 

mengkanter atau pun melawan gerakan populisme politik keagamaan yang di 

lakukan secara sewenang wenang oleh individu ataupun kelompok tertentu. 

Selaku ketua presedium jaringan Gusdurian Sulawesi bapak Suaib 

Prawono mengatakan; 

 
“mengenai hal tersebut kami selaku gusdurian ataupun orang orang 

yang tidak setuju dengan gerakan politikalisasi identitas dalam hal ini 
agama, atau yang biasa gerakan itu di sebut seagai populisme agama, 

kami dari jaringa gusdurian sendiri melakuan beberapa tindakan 

tindaakan yaitu seperti melakukan seminar atau dialok pada waktu itu 

di kementria agama Sulawesi selatan, di mana kami mengundang 

banyak kalangan termasuk kalangan agamawan sendiri, tokoh 

masyarakatb dan pemerintahan, kami berusaha besinergi dalam 

menjaga pemilu pada waktu itu adapun tema yang kami angkat pada 

waktu itu adalahPeran Agama Mengawal Pemilu Damai, ”. 

 
Terkait wawan cara di atas bisa di lihat bahwasanya jaringan Gusdurian 

Tiddak setuju dengan pergerakan politikalisasi identitas atau yang kerap kali di 

sebut juga dengan populisme, dalam kasus ini adalah agama yang di jadikan 

sebgai alat untuk memobilisasi atau di jadika alat untuk mencapai tijuan tertentu, 

ada pun sesuai wawancara di atas jaringan gusdusian sangat menolak adanya 

populisme politik keagamaan dan berusaha untuk mengkanter atau menghalau 

gerakan-gerakan tersebut dengan cara melakukan dialok-dialok kebangsaan 
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dengan para pemuka atau kalanagn keagamaan, pemerintah, pelajar, masyarakat 

dll. 

Adapun hasil dari wawancara ketua Gusdurian kota Makassar yaitu Andi 

Ilham Badawi yaitu; 

 
“seperti yang telah saya katakan tadi kami jaringan gusdurian tidak 

pernah terlepas dari 9 nilai perjuangan Gusdur, di mana 9 nilai itu 

ialah yang pertama;1).Ketauhidan bersumber dari keinaman kepada 

allah sebagai yang maha ada, satu satunya dzat hakiki yang cinta 

kasih, 2).Kemanusian bersumber dari pandanagan ketauhidan bahwa 

manusia adalah adalah mahluk yang paling mulia yang di perca untuk 

mengelola dan meakmurkan muka bumu ini, 3).Keadilan bersumber 

dari pandangan dan martabat kemanusianan haya bias di penuhi 

dengan adanya keseimbangan, kelayakan, dan kepantasan adalam 

kehidupan masyarakat, 4).Kesetaraan bersumber dari pandanagan 

bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan tuhan. 

Kesearaan meniscayakan adanya perlakuaan keadilan, 5).Pembebasan 

bersumber ketika manusia memiliki tanggung jawab untuk 

menegakkan keadilan dan kesetaraan,untuk melepaskan diri dari 

belenggu, 6).Persaudaraan bersumber dari prinsip prinsip penghargaan 

atas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan semangat menggerakkan 

kebaikan 7).Kesederhanaan bersumber dari jalan pikiran yang 

substansial, sikap dan prilaku hidup yang wajar dan patut, 

8).Keksatrian bersumber dari keberanian untuk memperjuangkan dan 

menegakkan nilai nilai yang di yakini keutuhan tujuan yang d 

inginkan atau di raih, 9).Kearifan tradisi bersumber dari nilai nilai 

budaya yang berpijak pada tradisi dan pijak terbaik kehidupan 

mastyarakat, upaya Gusdurian kota Makassar dalam mangkanter 

populisme politik keagamaan terbagi menjadi dua hal yaitu yang 

pertama adalah kerap kali kami menjalankan progra kerja kami yaitu 

pojok Gusdurian dan lascar gusdurian, di luar dari dua hal tersebut, 

kami juga merangku dengan baikjaringan jaringan lain yang 

sepemahaan dengan kami, agar dapat bersinergi bersama dalam 

menghentikan pergerakan populisme tersebut 

 
Dari hasil wawancara di atas, kordinator gusdurian sendiri melakukan 

beberapa hal dalam mengkanter populisme politik kebangsaan yang dapat 

berakibat fatal untuk kelangsungan bangsa, adapun cara gusdurian kota Makassar 

dalam mengkanter itu adalah denan dua cara yaitu; 
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a. Pojok gusdurian 
 

Pojuk gusdurian adalah program kerja yang di Gusdurian kota Makassar di 

mana mereka menciptakan ruang ruang diskusi yang di lakukan di berbagai 

kampus kota Makassar seperti, Universita Muslim Indonesia, Universitas Islam 

Makassar, dan Universitas Islam Negri Alauddin Makassar. 

b. Lascar Gusdurian 

 
 

Laskar Gusdurian di sini berfungsi untuk mengkanter Hoax Ataupun 

Populisme Politik Keagamaan dan lain lain, Laskar gusdurian  pergerakannya 

lebih kepada arah teknologi atau isu isu yang berada di dunia maya, na ini lah 

Fungsi dari lascar gudurian. 

 

Adapun upaya yang di lakukan selanjutnya oleh jaringan Gudurian kota 

Makassar adalah bersinergi atau berkolaborasi dengan beberapa jaringan lain yang 

sependapat atau sepemikiran dengan nilai perjuanagn Gus Dur yaitu, NU, PMII, 

Lapar Sulsel, PLI (persaudaraan lintas iman), dan lain lain. 

Keterangan di atas juga di dukung oleh bapak hendrik selaku bendahara 

Gusdurian sulsel-bar; 

 
“ya kami selaku gusdurian sendir sering kali melakukan kegiatan 

kegiatan yang di mana bertujuan untuk mencegah atau mengkenter 

gerakan gerakan semena mena di mana yang saya maksud adalah 

populisme politik atau yang kita sebut menjadikan sesuatu sebagai alat 

untuk memobilisasi kepentingan politiknya,kami selaku gusdurian 

kami mengkanter populisme tersebut dengan melakuakan pojok di 

kusi litas agama, pertemuan dengan tokoh tokoh agama lain, tidak 

haya kaum agamawis yang kami rangkul melainkan kelompok 

kelopok lain yang kiranya juga menganut atau menjunjung tinggi nilai 

nilai perjuangan gusdur lalu kami dari gusdurian juga melakukan 

sebua geran media social yang bertujuan untuk menghalau gerakan 

populisme di media maya, yaitu lascar gusdurian”. 
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Pernyataa di atas di pertegas oleh salah satu narsumber yang berasal dari 

anggota PMII organisasi yang bersinergi dengan jaringan gusdurian: 

“selaku organisasi yang bersinergi dengan jaringan Gusdurian kami 

kerap kali melakukan berbagai kegiatan untuk mencegah gerakan 

populisme politik keagamaan di kota makasaar, salah satunya kami 

berkolaborasi dalam mengadakan kegiatan forum forum diskusi di 

kampus kampus, yang mengkaji tentang agama dan politik 

kebangsaan. 

 

 
Tidak hanya bersinergi dalam melakukan forum forum diskusi saja, 

tetapi Gusduria juga mencegah populisme politik keagamaan, sesuai yang di 

katakana oleh salah seorang anggota oraganisasi Lapar Sulawesi selatan yaitu: 

“bersama dengan jaringan Gusdurian kami biasa mengadakan gerakan 
gerakan yang mengkanter gerakan populisme politik ke agama 

contohnya dengan melakukan kegiata bersi bersih pantai, yang di 

mana pada saat itu kami mengundang berbagai kalaman umat agama 

untuk sama sama dalam melakukan kegiatan tersebut, dan juga kami 

perna melakukan program donor daraah, yang sekali lagi di lakukan 

dari berbagai macam budaya dan agama dengan tema Darah Tidak 

Mengenal Adama, hakikat dari itu semua adalah kami berusaha 

menganter populisme dengan menanamkan toleransi walaupun 

berbeda budaya adan agama. 

 

 

 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara menegaskan dan 

menjelaskanbahwasanya gusdurian kota Makassar sangat tidak setuju dengan 

adanya populisme politik keagamaan di kota Makassar, mengapa demikian karena 

itu di buktikan dari program program kerja yang di lakukan oleh gusdurian kota 

Makassar. 
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Menurut penulis sebaiknya gusdurian lebih mengembangkan cara dalam 

mengkanter populisme, saranya agar lebih mencaku dari beberapa aspek lain atau 

kalangan lain, seperti masyarakat yang kurang pemahaman seperti lansia lansia 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan yang didapat dari hasil 

penelitian dan pengumpulan data dilapangan terkait Civil Society dan Populisme 

Politik Keagamaan Kota Makassar (Study kasus Komunitas Gusdurian Kota 

Makassar) 

Komunitas GusDusdurian kota Makassar dalam hal ini sangat tidak 

mendukung yang 57embilaPopulisme politik keaagaamman yang di mana agama 

yang dasarnya menyatukan berbagai kalangan mau yang kalangan atas maupun 

menegah dan kebawa di jadikan sebagai kendaraan politik oleh obnum tertentu 

guna mencapai kepentingan pribadi ataupun kelompoknya 

Komunitas GusDurian Kota Makassar sangat tidak setuju dengan 

adanya agama di jadikan sebgai mobilisasi politik salah satu obnum ataupun 

kelompok, maka jaringan Komunitas GusDurian Kota Makassar mengambil sikap 

untuk mengkanter terjadinya hal tersebut dengan cara merangkul 57embila atupun 

komunitas lain yang yang jugs penganut ataupun sepaham dengan pemikiran Gus 

Dur di 57embil agama maupun di sector kemanusiaan di mana mereka 

memperjuanggkan 57embilan nilai yang telah di tanamkan oleh Gus Dur dan 

mereka juga membentuk sebuah kelompok yang di namakan sebagai jaringan 

Laskar Gusdurian yang berfungsi untuk mengkanter isu isu yang  berbau 

populisme Politik di dalam mediasosial ataupun di internet. 
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B. SARAN 

 
Adapun saran dari penulis berkaitan dengan penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut, yaitu: 

 

Terkait populisme politik diharapkan kepada jaringan Gusdurian kota 

Makassar agar lebih ditingkatkan, kemudian diharapkan juga agar jaringan 

Gusdurian lebih bekerja keras untuk melanjutkan Sembilan nilai nilai perjuangan 

Gus Dur ke daerah daerah terpencil Sulawesi selatan, agar kiranya di derah daerah 

kecil atau terpencil agama tidak lagi di jadikan sebagai kendaraan politk yang 

dilakukan oleh kelompok ataupun individu tertentu. 
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