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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Eg غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ن

 Wawu W We و

 ha  H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي

 

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokaltunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

               Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

            Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

, ا / ي  َ  fathah dan alif 

atau ya 

A a dan garis di 

atas 

َ  ي  kasrah dan ya I i dan garis di 

atas 

َ  و  dammah dan wau U u dan garis di 

atas 

 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atautasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

َ  ي  fathah dan ya Ai a dan i 

َ  و  

 

 fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 
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Jika huruff يbertasydid akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah(  ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

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

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur‟an), sunnah, khususdanumum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

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

9. Lafaz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

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

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 

Nama  : Ikhsan Indrawan 

Nim  : 30600116022 

Judul :Konsep Demokrasi Syafii  Ma’arif  Dalam Membendung 

Islamisme Di Indonesia 

 

Studi ini mengkaji tentang Konsep Demokrasi Syafii  Ma’arif  Dalam 

Membendung Islamisme Di Indonesia, dengan tujuan. Untuk mengetahui konsep 

Demokrasi Syafii  Ma’arif  dalam membendung Islamisme di Indonesia. Penelitian 

ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat riset kepustakaan (library 

research). Sumber Data yang digunakan Adapun sumber data yang digunakan untuk 

penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari deskripsi kepustakaan serta 

literatur-literatur dengan topik pembahasan yang sesuai. Dalam teknik pengumpulan 

data ini, penulis menggunakan teknik pendukung yaitu, studi literatur. Kemudian 

untuk tekhnik analisis data dilakukan dengan menggunakan 3 tahapan yaitu : reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Verifikasi data). Adapun teori yang 

digunakan adalah teori demokrasi dan Teori Islamisme,  

Hasil penelitian menjelaskan bahwa 1. Konsep Demokrasi Syafii  Ma’arif  

dalam membendung Islamisme di Indonesia yaitu  Negara berkeadilan bukan negara 

Islam, Pancasila sebagai dasar negara, Menolak politik identitas, 2. Parameter 

demokrasi tersebut menurut Ahmad Syafi’i Ma’arif meliputi empat aspek yaitu: 1) 

Masalah pembentukan negara.2).Dasar kekuasaan negara. 3) Susunan kekuasaan 

negara. 4) Kontrol rakyat. Wacana Ahmad Syafi’i Ma’arif tentang prinsip-prinsip 

demokrasi di Indonesia sebagai berikut, yaitu: Adanya pembagian kekuasaan, 

Peradilan yang bebas, Pengakuan hak minoritas, Pers yang bebas, Beberapa partai 

politik, Konsesus, Persetujuan, Pemerintah yang konstitusional (berdasarkan hukum 

dasar), Perlindungan Hak Asasi, Mekanisme politik, dan Kebebasan kebijaksanaan 

Negara. 

 Implikasi penelitian yaitu: Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi Ilmiah terhadap perkembangan Ilmu Politik Profetik dan memberikan 

pemahaman terkait kemajuan disiplin ilmu politik profetik khususnya studi pemikiran 

politik Islam. Penelitian ini secara eksplisit memaparkan bagaimana Konsep 

Demokrasi Syafii  Ma’arif  Dalam membendung Islamisme Di Indonesia. sehingga 

penelitian ini dapat menjadi bahan acuan disiplin ilmu politik profetik, Secara praktis, 

Peneelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luar atau yang 

membaca skripsi ini bahwa pada dasarnya faham Islamisme menjadi ancaman bagi 

sistem demokrasi di Indonesia sehingga Ahmad Syafii Ma’rif mengeluarkan gagasan 

mengenai konsep demokrasi untuk membendung faham Islamisme 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Demokrasi telah menjadi perbincangan karena dianggap sebagai sesuatu yang 

sangat penting untuk bangsa ini pada abad ke-20. Keinginan untuk melepaskan diri 

dari penjajahan hadir bersamaan dengan keinginan untuk membentuk negara yang 

merdeka, telah mendorong para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk 

mendiskusikan  dan sekaligus  memilih demokrasi sebagai wacana yang akan 

diperjuangkan. Dalam memeperbincangkan demokrasi di Indonesia bagaimanapun 

juga, tidak terlepas dari alur  sejarah politik Indonesia. Yaitu apa yang disebut dengan 

periode pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, pemerintah parlementer, 

pemerintahan demokrasi terpimpin dan pemerintahan orde baru (Pancasila 

Democracy)
1
 

Demokrasi bukanlah sesuatu yang abadi, ia dapat berdiri atau terbaring 

menang atau kalah, namun tidak akan pernah mati. Karena demokrasi adalah 

sistem nilai yang menjadi ruh dari jiwa-jiwa merdeka yang akan senantiasa hidup 

sepanjang masa. Sejarah bangsa yang telah membuktikan bahwa demokrasi di 

Indonesia tidak pernah mati. Perlawanan rakyat yang menuntut hak-hak dasar 

politiknya terhadap rezim otoriter Soekarno maupun Soeharto adalah bukti bahwa 

demokrasi tidak pernah benar-benar bisa dipunahkan. Ada masa pasang dan surut 

                                                           
1
 Affan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

cet II, 2000), h. 10 
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kehidupan demokrasi, sebagaimana kita alami hingga hari ini Genderang 

reformasi yang ditabuh mahasiswa dan berbagai elemen bangsa pada 1998 adalah 

perjuangan rakyat melepas kekuatan otoriter Orde Baru. Barisan pemuda, 

khususnya para mahasiswa kala itu, merapatkan barisan dalam aksi demonstrasi 

menentang pemerintah, bahkan kemudian menggulingkannya. 

Pasca reformasi, Presiden BJ. Habibie memiliki jasa yang cukup besar 

dalam memberi ruang yang luas bagi perkembangan demokrasi. Hal ini tidak 

terlepas dari desakan sebagian besar rakyat Indonesia akibat akumulasi 

kekecewaan terhadap rezim otoriter Soeharto. Melalui pintu demokrasi yang 

terbuka lebar juga, kekuasaan Habibie tidak dapat dipertahankan pada SU- MPR 

1999. Reformasi 1998 dengan demokratisasi sebagai agenda utamanya telah 

membuka babak baru sekaligus menjadi titik balik dalam konstelasi politik 

nasional menuju ke arah yang lebih sehat, demokratis dan terbuka Terpilihnya Gus 

Dur dan Megawati secara mengejutkan sebagai pasangan Presiden dan Wakil 

Presiden pada SU MPR 1999 memberikan langgam kepastian bahwa roda 

demokratisasi akan terus bergerak
7
. Terlepas dari berbagai manuver politik yang 

mengkhawatirkan kehidupan demokrasi, tindakan politik Abddurrahman Wahid 

selaku Presiden RI sangat bermakna dalam mematangkan watak dan gerakan 

demokrasi di tengah kebuntuan demokrasi di masa-masa sebelumnya. Kesadaran 

yang mendalam dari segenap elemen bangsa   dalam   menjalankan   nilai-nilai   
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demokrasi   yang   baik,   telah menyelamatkan bangsa dari bahaya disintegrasi 

akibat perbedaan pandangan politik yang tajam.
2
 

Melihat pemikiran Ahmad Safi'i Ma'arif, Sebagai tokoh Islam, ia berani 

menegaskan bahwa negara Indonesia harus tetap menjadi negara yang berdiri di atas 

Pancasila; bukan “negara agama” tertentu'. Sehubungan dengan ini, baik kiranya kita 

telaah lebih lanjut usaha-usaha sementara kaum cendekiawan Islam menanggapi 

perkembangan situasi di kalangan Islam di Indonesia. Negara ingin memeluk agama 

apapun maka semua itu di lindungi dan dijamin oleh UUD. Tingkat peradaban politik 

masih rendah, kumuh dan kotor seperti  politik uang adalah merupakan moral yang 

rendah. Negara bukan menjadi ajang eksistensi dari agama melainkan sebagai alat 

bagi agama. Pernyataan “Islam adalah agama negara” merupakan pernyataan yang 

mengaburkan hakekat yang sebenarnya dari posisi kenabian Muhammad.
3
 

Saat ini adalah adanya pandangan ini berpendapat bahwa Demokrasi 

bukan bagian dari ajaran Islam  menurut mereka semua sistem pemerintahan yang 

ada saat ini tidak sama dengan Islam. Sistem pemerintahan Islam tidak mengenal 

warisan kekuasaan, tidak mengenal kedaulatan ditangan rakyat, tidak mengenal 

pemerintahan dibagi berdasarkan wilayah otonomi, juga tidak memberikan 

keistimewaan kepada wilayah atau hak-hak khusus kepada wilayah tertentu. 

Pandangan Islamisme berusaha mengancam stabilitas kedaulatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Menurut kalangan HTI  beranggapan bahwa Islam merupakan 

                                                           
2
 A. Muhaimin Iskandar, Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa Dengan Visi Ulama, ( 

Yogyakarta: KLIK R, 2006), h. 95 
3
 Ahmad Syafii Maarif. Islam dan Masalah Kenegaraan. (Jakarta: LP3ES, 1985), h.15 
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Ideologi bagi negara bagi masyarakat dan bagi kehidupan umat manusia, dan 

memerintah dengan hukum-hukum Islam dan bukan hukum buatan manusia yang 

tidak bersumber pada Islam selain dari itu Kelompok Terorisme yang sangat 

mengancam kedaulatan Indonesia yaitu menggap bahwa pemeritahan dengan system 

demokrasi yang berideologi Pancasila menggap bahwa itu pemeritahan yang Thogut 

dan pergerakan kelompok Terorisme  sudah terlihat akhir ini kasus yang masih panas 

saat ini yaitu Bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar dan 

Penyerangan Terorisme di Mabes Polri, sebagai bentuk ancaman stabilitas demokrasi 

di Indonesia 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam pemikiran Ahmad Syafi‟i Ma‟arif yang di fokuskan pada pembahasan 

mengenai Konsep Demokrasi Syafii  Ma‟arif  Dalam Mengahalau Islamisme Di 

Indonesia 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dikemukakan  

diatas dan untuk mempermudah dalam menganalisis, maka penulis merumuskan  

masalah yaitu:  

1. Bagaiman konsep Demokrasi Syafii  Ma‟arif  dalam membendung 

Islamisme di Indonesia 

2. Bagaimana kajian pemikiran Ahmad Syafi‟i Ma‟arif terhadap Demokrasi 

dan Keislaman Indonesia.? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam perumusan masalah yang 

dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu dikemukakan sebagai 

berikut:  

a. Untuk mengetahui konsep Demokrasi Syafii  Ma‟arif  dalam membendung 

Islamisme di Indonesia 

b. Untuk mengetahui kajian pemikiran Ahmad Syafi‟i Ma‟arif terhadap 

Demokrasi dan Keislaman Indonesia. 

2. Manfaat  

Manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi dua antara 

lain: 

a. Mafaat Teoritis 

1) Bagi social background, khususnya jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin 

Makassar menjadi referensi atau tambahan informasi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan terhadap  mahasiswa mengenai konsep 

demokrasi dalam tinjauan pemikiran Ahmad Syafi‟I Ma‟arif.   

b. Manfaat Praktis 

1) Masyarakat 
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Memberikan informasi dalam mengedukasi pengetahuan masyarakat 

tentang pemahaman Demokrasi dalam tinjauan pemikiran Ahmad 

Syafii Ma‟rif. 

2) Pemerintah 

Sebagai bahan referensi pemerintah dalam mengatasi ancaman 

stabilitas Demokrasi di Indonesia. 

3) Partai 

Megedukasi para anggota partai/politisi tentang  Demokrasi dalam 

tinjauan pemikiran Ahmad Syafii Ma‟rif  dalam menangkis ancaman 

stabilitas Demokrasi Indonesia. 

D. Fokus Penelitian dan Deskipsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah Konsep demokrasi dalam tinajauan 

pemikiran Ahmad Syafii Maarif. 

2. Deskripsi Fokus 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami topik pembahasan yang 

akan diuraikan oleh penulis, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang 

ada pada penelitian ini berdasarkan topik yang akan dibahas, yaitu antara lain: 

a. Demokrasi 

Secara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern 

berdasarkan kepada kedaulatan, penghormatan terhadap kebebasan  hak asasi 
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manusia, menjunjung tinggi supermasi hukum dan menjamin adanya 

partisipasi politik, namun mendapat ancaman dari kelompok Islamisme. 

b. Tinjauan Pemikiran Ahmad Syafii Ma‟arif 

Ahmad Syafii Ma‟arif yang akan menjadi rujukan dalam memperoleh 

konsep demokrasi. Jadi, topik penelitian tentang konsep demokrasi dalam 

tinjauan pemikiran Ahmad Syafi‟i Ma‟arif yang mampu menjaga penerapan 

dan distabilitas demokrasi di Indonesia 

E. Kajian Pustaka 

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang 

berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa hasil 

penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan Konsep demokrasi dalam 

tinjauan pemikiran Ahmad Syafi‟i Ma‟arif   

1. Karya Ahmad Asroni  Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang Negara 

Dan Syariat Islam Di Indonesia, Jurnal Milla Voll. X, NO. 2 Februari 

2011 . wacana negara Islam dan implementasi syariah (Islam hukum) 

telah menjadi masalah yang tak ada habisnya untuk dibahas. Masalah 

ini masih bisa diperdebatkan berbagai pihak. Di satu sisi, itu diterima 

dan bahkan didukung. Dalam arti lain, memang demikian dihujat dan 

dikritik. Dalam realitas politik global, upaya membangun Negara Islam 

dan penerapan syariah telah dipraktekkan oleh banyak Negara Islam 

termasuk Indonesia. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi Ahmad Syafii 
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Ma‟arif Pemikiran tentang wacana negara Islam dan 

implementasinyadari syariah. Ahmad Syafii Maarif menolak upaya 

pendirian negara Islam dan penerapan syariah dengan cara yang 

inkonstitusional dan tidak demokratis. Dia mengkritik orang-orang 

yang mempromosikan wacana tersebut. Selain alasan teologis dan 

historis, Ia berpendapat bahwa wacana tersebut tidak akan bermanfaat. 

Dalam perspektifnya, Islam cukup memadai diposisikan sebagai 

landasan etis bangsa.
4
 

Kekurangan Pada penelitian terdahulu hanya sebatas penelitin 

tematik semata hanya sekedar mengetahui pemikiran Ahmad Syafii 

Ma‟rif mengenai Negara dan Syariat Islam di Indonesia sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang sekarang tidak hanya 

sekedar mengetahui pemikiran Ahmad Syafii Ma‟rif mengenai Konsep 

Demokrasi semata  akan tetapi penelitian ini akan membahas  

bagaimana Ahmad Syafii Ma‟rif mengunakan  ide gagasannya dalam 

menangkis ancaman stabilitas demookrasi di Indonesia ini juga menjadi 

perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitiann sekarang.  

2. Karya Leni Marlena, Hubungan Islam dan Negara dalam Pandangan Ahmad 

Syafii Maarif  Jurnal Manthiq: Vol III No 2 Tahun 2018 Ada dua masalah 

yang dikaji dalam tulisan  ini, yaitu: pertama, bagaimana konsep bernegara 

                                                           
4
 Ahmad Asroni  Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang Negara Dan Syariat Islam Di 

Indonesia, Jurnal Milla Voll. X, NO. 2 Februari 2011 
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dalam Islam menurut Ahmad Syafii Maarif. Kedua, bagaimanahubungan 

Islam dan negara menurut Ahmad Syafii Maarif. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Konsep kenegaraan dalam Islam dan hubungan 

Islam dengan negara menurut Ahmad Syafii Maarif. Untuk mengungkap 

Masalah secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan jenis 

penelitian pustaka dengan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat 

memberikan informasi, fakta dan data tentang konsep negara dalam Islam dan 

hubungan Islam dengan negara Menurut Ahmad Syafii Maarif, selanjutnya 

data tersebut dideskripsikan, dianalisis dan didiskusikan untuk menjawab 

permasalahan tersebut. Dari hasil Studi ini menemukan bahwa: pertama, 

konsep bernegara dalam Islam menurut Ahmad Syafii Maarif lebih dekat 

dengan sistem syura. Sebuah  negara demokratis, yang menerapkan prinsip 

syura, paling cocok untuk sistem suatu negara. Ini karena sistemnya lebih 

dekat cita-cita politik Alquran, yang menempatkan manusia pada posisi yang 

sama dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. 

Kedua, hubungan Islam dan negara menurut Ahmad Syafii Maarif adalah 

hubungan simbiosis, yaitu hubungan yang saling membutuhkan dan saling 

menguntungkan. Agama (Islam) menuntut negara sebagai sarana untuk 

mewujudkan cita-cita atau mora ajaran yang ada di dalam Alquran, sedangkan 
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negara membutuhkan agama (Islam) sebagai pedoman moral bagi seluruh 

kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
5
 

Kekurangan pada penelitian terdahulu hanya sebatas penelitin 

tematik semata hanya sekedar mengetahui pemikiran Ahmad Syafii 

Ma‟rif mengenai  Hubungan Islam dan Negara sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh penelitian yang sekarang tidak hanya sekedar 

mengetahui pemikiran Ahmad Syafii Ma‟rif mengenai Konsep 

Demokrasi semata  akan tetapi penelitian ini akan membahas  

bagaimana Ahmad Syafii Ma‟rif mengunakan ide gagasannya dalam 

menangkis ancaman stabilitas demookrasi di Indonesia dan ini juga 

menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

sekarang. 

3. Karya Nuraini Humanisme Islam Dalam Pemikiran Ahmad Syafi’i 

Ma’arif. Gagasan Humanisme Islam Ahmad Syafi’i Ma’arif  Jurnal 

Edukasia Multikultura  Vol. 1, Edisi 1, Agustus 2019. berangkat dari 

keprihatinannya terhadap berbagai gerakan yang menginginkan Islam 

ditampilkan dalam bentuk legal formal serta berbagai kesenjangan 

ekonomi, tindak kekerasan, konflik horizontal atas nama agama yang 

masih saja terjadi di negara ini. Kaitan humanisme Islam Ahmad 

Syafi‟i Ma‟arif dengan konteks keIndonesiaan adalah upaya Ahmad 

                                                           
5
 Leni Marlena, Hubungan Islam dan Negara dalam Pandangan Ahmad Syafii Maarif  

Jurnal Manthiq: Vol III No 2 Tahun 2018 
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Syafi‟i Ma‟arif untuk senantiasa meperjuangkan nilai-nilai 

kemanusiaan universal, demokrasi, Pancasila, pluralitas agama, 

keadilan, kesetaraan gender, hak-hak kaum minoritas, serta perdamaian 

untuk semua. Humanisme Islam Ahmad Syafi‟i Ma‟arif melandaskan 

basic media untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri dan 

sejahtera. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep humanisme Islam 

Ahmad Syafi‟i Ma‟arif sebagai wacana yang digunakan untuk 

memberikan apresiasi yang luas terhadap segala hal yang baik dalam 

manusia serta perhatian pada kesejahteraan setiap individu. Konsep 

humanisme Islam Ahmad Syafi‟i Ma‟arif menunjukkan kepeduliannya 

terhadap HAM, keadilan, Pancasila, demokrasi, kesetaraan gender, dan 

pluralitas agama serta untuk menciptakan Islam yang rahmatan 

lil‟alamin.
6
  

Kekurangan pada penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu 

hanya sebatas membahas bagaimana Ahmad Syafii Ma‟rif menggunaka 

konsep humanism Islam sebagai wacana  terhadap kesenjang-kesenjang 

yang terjadi  sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang 

sekarang tidak hanya sekedar mengetahui pemikiran Ahmad Syafii 

Ma‟rif mengenai Konsep Demokrasi semata  akan tetapi penelitian ini 

akan membahas  bagaiman Ahmad Syafii Ma‟rif mengunakan ide 

                                                           
6
 Nuraini, Humanisme Islam Dalam Pemikiran Ahmad Syafi‟i Ma‟arif. Gagasan Humanisme 

Islam Ahmad Syafi‟i Ma‟arif  Edukasia Multikultura  Vol. 1, Edisi 1, Agustus 2019 
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gagasannya dalam menangkis ancaman stabilitas demookrasi di 

Indonesia dan ini juga menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang sekarang. 

4. Ariadi Hamithan  dengan judul Pemikiran Ahmad Syafi’i Ma’arif Mengenai 

Demokrasi di Indonesia  Dari penelaahan yang diuraikan, dapat diketahui 

demokrasi menurut Ahmad Syafi‟i Ma‟arif adalah Menurut Ahmad Syafi‟i 

Ma‟arif demokrasi, yang pernah ada di Indonesia, dapat dipilah dalam tiga 

kategori. Pertama, demokrasi penguasa. Kedua, demokrasi elit Ketiga, 

demokrasi rakyat. Demokrasi konteks Indonesia, Ahmad Syafi‟i Ma‟arif 

mengaitkannya dengan sila keempat pancasila, yaitu kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 

Kerakyatan dalam sila keempat mengacu pada sistem politik demokrasi, 

meski secara eksplisit tidak tercantum. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan 

parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di 

suatu negara. Parameter tersebut menurut Ahmad Syafi‟i Ma‟arif meliputi 

empat aspek yaitu: 1) Masalah pembentukan negara.2).Dasar kekuasaan 

negara. 3) Susunan kekuasaan negara. 4) Kontrol rakyat. Wacana Ahmad 

Syafi‟i Ma‟arif tentang prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia sebagai 

berikut, yaitu: Adanya pembagian kekuasaan, Peradilan yang bebas, 

Pengakuan hak minoritas, Pers yang bebas, Beberapa partai politik, Konsesus, 

Persetujuan, Pemerintah yang konstitusional (berdasarkan hukum dasar), 



13 
 

   
 
 

Perlindungan Hak Asasi, Mekanisme politik, dan Kebebasan kebijaksanaan 

Negara, Serta Pemerintah yang mengutamakan musyawarah.
7
 

Kekurangan pada penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu 

hanya sebatas membahas bagaimana Pemikiran Ahmad Syafi‟i Ma‟arif 

Mengenai Demokrasi di Indonesia,  sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh penelitian yang sekarang tidak hanya sekedar mengetahui 

pemikiran Ahmad Syafii Ma‟rif mengenai Konsep Demokrasi semata  

akan tetapi penelitian ini akan membahas  bagaiman Ahmad Syafii 

Ma‟rif mengunakan ide gagasannya dalam menangkis ancaman 

stabilitas demookrasi di Indonesia dan ini juga menjadi perbedaan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang.  

5. Muhammad Fuad Fathul Majid, dengan judul  Pemikiran Ahmad Syafii 

Maarif Tentang Islam Dan Kebangsaan (1966-2018) Temuan peneliti 

sebagai berikut: Pertama, Ahmad Syafii Maarif merupakan salah satu 

tokoh pemikiran Islam di Indonesia yang turut serta menciptakan 

dinamika pemikiran Islam, hal ini berdasarkan latar belakang 

pendidikan yang ditempuhnya di berbagai tempat. Kedua, periode 

antara 1960-an sampai tahun akhir 1970-an Ahmad Syafii Maarif 

adalah seorang pemikir fundamentalis-konservatif pendukung kuat 

                                                           
7
Ariadi Hamithan Pemikiran Ahmad Syafi’i Ma’arif Mengenai Demokrasi di 

Indonesia. Skripsi, Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syariah, UIN Antasari  Banjarmasin 2010 
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gagasan Negara Islam Indonesia, pemikiran tokoh-tokoh Masyumi dan 

al Maududi dan muridnya, Maryam Jameelah merupakan rujukan 

primernya. Perubahan pemikirannya terjadi ketika Ahmad Syafii Maarif 

belajar di Chicago, di kampus ini pemikirannya dicuci viii melalui 

kajian Al-Qur‟an dari Fazlur Rahman. Ahmad Syafii Maarif mengalami 

kelahiran kedua dalam pemikirannya. Islam bagi Ahmad Syafii Maarif 

adalah sumber moral utama dan pertama. Al-Qur‟an adalah kitab suci 

dengan sebuah benang merah pandangan dunia yang jelas sebagai 

pedoman dan acuan tertinggi dalam semua hal, termasuk acuan dalam 

berpolitik. Ketiga, dari pemikiran Islam dan kebangsaan, Ahmad Syafii 

Maarif menghasilkan dua gagasan penting yaitu: relasi agama dan 

negara, dan Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan.
8
 

Kekurangan pada penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu 

hanya sebatas membahas bagaimana Pemikiran Ahmad Syafii Maarif 

Tentang Islam Dan Kebangsaan (1966-2018) sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh penelitian yang sekarang tidak hanya sekedar 

mengetahui pemikiran Ahmad Syafii Ma‟rif mengenai Konsep 

Demokrasi semata  akan tetapi penelitian ini akan membahas  bagaiman 

Ahmad Syafii Ma‟rif mengunakan ide gagasannya dalam menangkis  

                                                           
8
 Muhammad Fuad Fathul Majid, Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang Islam Dan 

Kebangsaan (1966-2018). Skripsi, UIN Sunan Kalijaga. 2019. 
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ancaman stabilitas demookrasi di Indonesia dan ini juga menjadi 

perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Demokrasi 

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan 

pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau 

melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani 

yaitu demokratia (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata demos (rakyat) dan 

kratos (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad 

ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena.
9
 Dapat diartikan secara 

umum bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat. Begitulah pemahaman yang sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh 

hampir semua orang 

Sistem pemerintahan “dari rakyat” (goverment of the people) adalah bahwa 

suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berasal dari rakyat dan para pelaksana 

pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Dalam hal 

ini, dengan adanya pemerintahan yang dipilih oleh dari rakyat tersebut terbentuk 

suatu legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang bersangkutan. Sistem 

pemerintahan “oleh rakyat” (goverment by the people), yang dimaksudkan adalah 

bahwa suaatu pemerintahan dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi 

atau atas nama dorongan pribadi para elit pemegang kekuasaan. 

                                                           
9
 Azumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenada 

Media, 2005), h 125 
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1. Bentuk dan Model Demokrasi 

Berangkat dari pemaknaan yang sama dan karenanya universal, demokrasi 

substansial, telah memberikan daya pikat normatif. Bahwa dalam demokrasi, 

mestinya berkembang nilai kesetaraan (egalitarian), keragaman (pluralisme), 

penghormatan atas perbedaan (toleransi), kemanusiaan atau penghargaan atas hak-

hak asasi manusia, “kebebasan”, tanggung jawab, kebersamaan dan sebagainya. 

Secara substansif demokrasi melampaui maknanya secara politik.
10

 

Sebagai suatu sistem politik demokrasi juga mengalami perkembangan dalam 

implementasinya. Banyak model demokrasi hadir di sini, dan itu semua tidak lepas 

dari ragam perspektif pemaknaan demokrasi substansial. Menjadikan demokrasi 

berkembang ke dalam banyak model, antara lain karena terkait dengan kreativitas 

para aktor politik di berbagai tempat dalam mendesain praktik demokrasi prosedural 

sesuai dengan kultur, sejarah, dan kepentingan mereka.  

Sejarah teori demokrasi terletak suatu konflik yang sangat tajam mengenai 

apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik di 

mana warga negara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri) atau 

suatu bantuan bagi pembuatan keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan kepada 

pemerintah melalui pemberian suara secara periodik). 

Menurut Inu Kencana ada dua model demokrasi jika dilihat dari segi 

pelaksanaan, yaitu demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi tidak 

                                                           
10

 Ni‟matul Huda, Ilmu Negara, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h 207. 
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langsung (indirect democracy).
11

 Demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan 

kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung, artinya hak rakyat untuk 

membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga 

negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. 

2. Elemen dan Pondasi  Demookrasi 

Adapun Elemen dan Pondasi demokrasi sebagai berikut: 

a. Kedaulatan Rakyat 

Sebelum membahas pengertian atau batasan konsep kedaulatan rakyat perlu 

dipaparkan terlebih dahulu pengertian kedaulatan baik dalam kamus maupun menurut 

pendapat ahli. Secara etimologi kedaulatan yang dalam bahasa Inggris disebut 

souvereignty berasal dari kata Latin superanus yang berarti teratas.
12

 Sejalan dengan 

itu C.F. Strong menyatakan bahwa kedaulatan berarti superioritas yang dalam konteks 

kenegaraan mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum.
13

 Lebih lanjut, 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atas 

pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya.
14

 

Ajaran kedaulatan rakyat meyakini bahwa sesungguhnya yang berdaulat 

dalam sebuah negara adalah rakyat bukan penguasa. Oleh karena itu, dalam paham 

kedaulatan rakyat muncul suatu slogan yang sangat terkenal yaitu “vox populi 

                                                           
11

 Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, 122. 
12

 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes.. Pengantar Hukum Internasional. 

(Bandung.:Alumni. 2002),h. 16. 
13

 . F. Strong.. Konstitusi-konstitusi Politik Modern.(Bandung.: Nusa Media, 2011),h. 8 
14

 Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedaulatan. diakses  

tanggal  7 April 2021 
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suprema lex” yang berarti bahwa suara rakyat adalah hukum tertinggi. Rakyatlah 

yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara. 

Sehingga kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap 

pemerintah.
15

 

Pada dasarnya  kedaulatan memiliki empat sifat-sifat dasar, yaitu:
16

 

a. Permanen (yang berarti kedaulatan tetap selama negara berdiri);  

b. Asli (yang berarti kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih 

tinggi);  

c. Bulat (tidak dapat dibagi-bagi, yang berarti kedaulatan merupakan satusatunya 

kekuasaan yang tertinggi dalam negara); dan  

d. Takterbatas (yang berarti kekuasaan itu tidak dibatasi oleh siapapun, sebab 

apabila kekuasaan itu terbatas,tentu ciri bahwa kedaulatan itu merupakan 

Kekuasaan tertinggi akan lenyap) 

Dalam teori kedaulatan rakyat, rakyatlah yang merupakan sumber  paham 

segala kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Karena manusia itu  pada dasarnya 

semua merdeka dan sama, maka sangatlah tidak masuk akal  bila ada suatu kekuasaan 

yang berdiri di atas manusia-manusia, dengan  tiada kemauan, atau atas izin manusia-

manusia itu semuanya. Oleh karena  itu, kekuasaan negara adalah pelaksanaan 

                                                           
15

 M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah, Ilmu Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 59 
16

 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, , (Jakarta: Sinar Grafika,, 

2011),h. 98. 
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rakyatnya yang tidak dapat  ditiadakan, dan kekuasaan rakyat berwujud pada 

peraturan perundang- undangan. 

Suatu kekuasaan negara harus bersandarkan pada kehendak rakyat  terbanyak, 

sebab rakyatnya yang menetapkan anggota-anggota pemerintahan dan kepada mereka 

ini dipercayakan penyelenggaraan kepentingan-kepentingan rakyat. Pemerintah yang 

dijalankan di luar kemauan rakyat, atau yang bertentangan dengan undang-undang, 

berarti merupakan dosa kepada rakyat. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang berdaulat, pahak  kedaulatan rakyat 

merupakan pilihan yang telah dipikirkan jauh-jauh hari oleh the founding fathers 

negara. Bung Karno dan Bung Hatta adalah di antara mereka yang telah 

mengemukakan gagasan tersebut jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diperoleh. 

Pemikiran beliau pada dasarnya merupakan kristalisasi dai nilai-nilai yang telah lama 

tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat yang paling bawah.
17

 

Nilai-nilai tersebut kemudian oleh Hatta diangkat untuk dijadikan sandaran 

bagi bangsanya dalam kehidupan bernegara setelah merdeka. Bung Hatta dan teman-

teman sangat mengimpikan agar Indonesia mendasarkan diri atas paham kedaulatan 

rakyat. Prinsip lembaga permusyawaratan di desa-desa itulah yang kemudian 

dijadikan acuan untuk merumuskan gagasan kedaulatan rakyat ke dalam UUD 

1945.
18
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Kedaulatan rakyat di dalam UUD 1945 dimuat baik dalam Pembukaan (alinea 

keempat) dan juga di dalam Batang Tubuh, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menetapkan 

“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat”, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut maka 

kedaulatan rakyat itu telah diwakilkan kepada MPR sebagai pemegang kekuasaan 

negara tertinggi, sehingga kekuasaan negara yang tertinggi berada ditangan MPR. 

Adanya Pasal tersebut memunculkan suatu tafsir bahwa MPR yang memegang 

kedaulatan rakyat. Rakyat seolah-olah mengalihkan kedaulatan rakyat kepada MPR, 

sehingga rakyat pun tergantung pada kemauan MPR.
19

 

Kedaulatan sebagai bentuk kekuasaan tertinggi mempunyai beberapa segi 

yakni :
20

 Kedaulatan dari segi internal dan eksternal dan Kedaulatan dari segi hukum 

dan politik. Kedaulatan dari segi internal dan eksternal merupakan bentuk kedaulatan 

negara, atau pemerintah secara ke-dalam atau ke-luar. Kedaulatan internal merupakan 

kekuasaan pemerintah atau negara atas individu-individu (rakyat) yang berada dalam 

teritorinya. Perlu dicatat, bahwa daya berlaku dari kedaulatan internal ini hanya 

dalam batas-batas yuridiksinya. Sedangkan kedaulatan eksternal dimaksudkan 

sebagai kekuasaan negara untuk memenentukan sikap dan nasibnya secara bebas dan 

mandiri tanpa intervensi dari negara lain. Jadi kedaulatan secara eksternal berkaitan 

erat dengan kondisi pergaulan suatu negara dengan negara lainya, lebih khusus terkait 

dengan pengakuan negara lain sebagai negara yang merdeka. Kemudian yang 
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dimaksud dengan kedaulatan dari segi kedaulatan hukum yakni adanya suatu 

kekuasaan pihak tertentu untuk menentukan dan menuntut pemenuhan atas hukum 

yang diberlakukanya terhadap individu-individu yang berada dalam yuridiksinya. 

Dalam kehidupan bernegara kedaulatan hukum diemban oleh pemerintah yang lebih 

lanjut dijalankan alat-alat kelengkapanya seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif serta organ-organ penunjang lainya. Kemudian kedaulatan dari segi 

kedaulatan politik yakni menyangkut kekuasaan rakyat untuk terlibat dalam 

penentuan kebijakan-kebijakan politik dalam penyelenggaraan kehidupan  bernegara. 

Contoh perwujudan dari kedaulatan politik adalah pemilihan umum yang dimana 

keseluruhan rakyat 

b. Kebebesan ( Liberty) 

Kebebasan warga Negara telah di jamin oleh Negara. Tidak sekedar oleh 

undangundang, namun kebebasan warga Negara Indonesia di jamin dan dilindungi 

oleh konstitusi. Hal ini dikarenakan Indonesia mengnut juga demokrasi 

konstitusional. 

Demokrasi sebagai nilai dibangun di atas tiga pilar. Pertama, kebebasan. 

Demokrasi harus didukung oleh kebebasan individu dalam mengekpresikan gagasan 

dan kreativitasnya. Karena demokrasi menuntut kebebasan berpendapat, maka tidak 

aka nada sensor terhadap pendapat. Pilar kedua adalah yakni pluratisme. Kebebasan 
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perlu diiringi dengan penghargaan atas keragaman dan penghormatan terhadap 

kemajemukan. Pilar ketiga adalah adanya simpul, pengikat atau toleransi.
21

  

Semua makluk hidup memiliki kecenderungan untuk hidup secara bebas. 

Burung tidak ingin hidup di dalam sangkar, walaupun sangkar tersebut terbuat dari 

emas. Manusia juga tidak ada yang ingin hidup terkekang, terbatas dan terkendali. 

Semuanya ingin melakukan apa yang dikehendakinya. 

Kalau dicermati tentang kebebasan seorang individu, ada dua hal yang patut 

di perhatikan yaitu bebas liar dan bebas bertanggung jawab. Bebas liar dengan 

semaunya sendiri, seperti kebut-kebutan di jalan umum, main music sampai tengah 

malam di lingkungan perumahan dan lainnya bukanlah perbuatan yang dibenarkan. 

Kebebasan yang menjadi pilar dari demokrasi tentunya bukan bebas yang liar, yang 

sewenang-wenang, namun yang menjadi pilar demokrasi adalah bebas yang 

bertanggung jawab. 

Bebas yang bertanggung jawab adalah kebebasan untuk mengekpresikan 

dirinya dengan tidak menganggu orang lain. Kebebasan yang dimiliki adalah juga 

terbatas, yaitu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ketikan seorang bermain music 

hingga larut malam tentu hal tersebut menganggu orang lain yang ingin tidur. 

Kebebasan orang lain untuk tidur tentunya akan terganggu. Maka dengan demikian 

kebebasan yang dimiliki seorang harus juga menghormati kebebasan orang lain. 
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Selain kebebasan untuk melakukan kehendak dan mengekpresikan diri, juga 

perlu diperhatikan tentang kebebasan dari penindasan. Pihak yang kuat tidak boleh 

melakukan penindasan terhadap pihak yang lemah. Pihak yang mayoritas tidak boleh 

menindas pihak yang minoritas. Pihak penguasa tidak boleh menindas rakya jelata. 

Pemodal bear tidak boleh melakukan monopoli sebuah bisnis.  

Ada beberapa kelompok kebebasan, yaitu:
22

  

1. Kebebasan social-politik,  

Kebebasan sosial politik dalam sebuah bangsa dan Negara tidaklah begitu 

mudah didapat. Biasanya melalui perjuangan yang panjang yang memerlukan 

pengorbanan baik jiwa, harta dan benda. Seperti yang disampaikan oleh K. Bertam 

bahwa “kebebasan sosial politik bukannya sesuatu yang selalu sudah ada, melainkan 

sebagian besar merupakan produk perkembangan sejarah atau lebih tepat lagi, produk 

perjuangan sepanjang sejarah.” Seperti bangsa dan Negara Indonesia. Untuk 

mencapai kebebasan yang seperti saat ini amatlah panjang perjuangannya. Melihat 

sejarah panjang bangsa Indonesia yang dimulai dari masa kerajaan singosari, kerajaan 

majapahit, kerajaan mataram modern, pada massa penjajahan belanda, penjajahan 

jepang, masa orde lama, masa orde baru hingga masa sekarang, perjuangan bangsa 

Indonesia sangatlah panjang. Perjuangan tersebut untuk mencapai kebebasan dari 

belenggu-belenggu raja di jaman kerajaan dan belenggu penjajahan.  
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“Dalam sejarah modern dapat dibedakan dua bentuk kebebasan sosial politik. 

Bentuk pertama adalah tercapainya kebebasan politik rakyat dengan membatasi 

kekuasaan absolute para raja. Bentuk kedua terdiri dari kemerdekaan yang dicapai 

oleh Negara-negara muda terhadap Negara-negara penjajah”. Dari sejarah panjang 

perjuangan bangsa Indonesia hingga mencapai kemerdekaan, maka bangsa ini telah 

melalui dua bentuk tersebut di atas. 

2. Kebebasan individual. 

 Kebebasan individual memberikan kebebasan kepada manusia perorangan 

Kebebasan tertinggi untuk kebebasan perorangan adalah kebebasan eksistensi. 

Manusia tidak akan memiliki kebebasan eksistensi tanpa memiliki kebebasan lainnya 

seperti kebebasan fisik, kebebasan psikologis, kebebasan yuridis dan kebebasan 

moral. Kebebasan ini menekankan eksistensi dirinya untuk berkreasi tanpa ada 

gangguan dari pihak manapun 

 Secara psikologi manusia memiliki naluri mengembangkan diri untuk 

mengarahkan hidupnya. Dan satu orang dengan orang lain akan berbeda. Perbedaan 

tersebut dipengaruhi oleh latar belakang seseorang semisal, latar belakang 

pendidikan, pengalaman, pelatihan, lingkungan, keluarga dan lainnya. Dengan 

demikian maka satu sama lainnya akan berbeda. Sehingga kehendak orang perorang 

akan berbeda. Perbedaan tersebut secara bebas dapat dikembangkan guna 

peningkatanhidupnya. Seorang ahli nuklir bebas mengembangkan keahliannya. 

Seorang ahli lingkungan bebas mengembangkan lingkungannya. Keduanya dapat 
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juga akan bertolak belakang apabila keduanya bertemu. Perbedaan-perbedaan 

tersebut tidak boleh saling menindas atau saling memonopoli. Ingat bahwa salah satu 

pilar demokrasi adalah pluralism, yaitu satu pahan yang mengakui adanya perbedaan, 

dan perbedaan tersebut bukan menjadi penyebab kehancuran namun menjadi 

kekayaan. Selain hal tersebut juga toleransi terhadap perbedaan tersebut di atas 

Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini telah ditetapkan didalam konstitusi 

Negara Indonesia. Artinya bahwa setiap pelaksanaan sendi-sendi kehidupan 

dilaksanakan berdasarkan hukum. Indonesia juga menyatakan bahwa dirinya adalah 

Negara yang demokrasi. Salah satu ciri Negara demokrasi adalah Negara berdasarkan 

hukum.  

c. Supermasi Hukum 

Supremasi mempunyai arti kekuasaan tertinggi atau teratas dan hukum 

artinnya peraturan. Jadi, Supremasi Hukum mempunyai pengertian sebagai suatu 

peraturan yang tertinggi. Mengenai perumusan dari Supremasi  Hukum ini 

sebenarnya belum ada yang memberikan pengertian secara tegas, hal ini disebabkan 

karena cakupan yang demikian luasnya dari hukum itu. Van Apeldoorn mengatakan 

bahwa, hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga orang tidak mungkin 

menyatukan dalam satu rumusan secara memuaskan. Apeldoorn  juga memberi 

gambaran,dalam  soal hukum,seseorang). Jika ia mendengar perkataan hukum 

seketika itu juga teringat akan gedung pengadilan, pengacara, juru sita, polisi. Mr. 

Soemintardjo dkk. memberi definisi hukum sebagai aturan-aturan hidup, yang 
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bersifat memaksa, pelanggaran mana mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.dari 

beberapa kutipan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adalah 

serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam 

pergaulan hidup dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang 

dan berlakunya bersifat memaksa untuk ditaati serta memberikan sanksi tegas dan 

nyata terhadap pelanggarnya, terdapat kalimatmengatur tingkah laku manusia berarti 

mengatur setiap perhubungan hukum yang dilakukan oleh setiap orang tidak boleh, 

tidak harus didasarkan atas aturan hukum yang berlaku, juga terdapat kalimat sifat 

memaksa dan memberi sanksi tegas dan nyata terhadap siapa saja yang 

melanggarnya, ini berarti bekerjanya hukum itu dapat dipaksakan pentaatannya tanpa 

terkecuali walaupun itu sebagai lembaga pembentuk 

Kata hukum diterjemahkan dari bahasa Inggeris dari kata “law”, dari 

Bahasa Belanda “recht” bahasa Perancis “droit” yang diartikan sebagai aturan, 

peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang wajib ditaati. secara 

terminology supremasi hukum, merupakan upaya untuk  menegakkan  dan  

menempatkan  hukum  pada  posisi  tertinggi  yang  dapat melindungi seluruh lapisan 

masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh 

penyelenggara Negara.  Menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi 

tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal dalam rangka melindungi seluruh 
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lapisan masyarakat, oleh Charles Hermawan disebutnya sebagai kiat untuk 

memposisikan hukum agar berfungsi sebagai komando atau panglima.
23

  

Abdul Manan menyatakan bahwa berdasarkan pengertian secara terminologis 

supremasi hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum  adalah  

upaya  atau  kiat  untuk  menegakkan  dan  memposisikan  hukum  pada tempat yang 

tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima 

untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
24

 

Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum pada tempat yang 

tertinggi, yang meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan 

kekuasaan, setiap tindakan pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-

undangan, dan adanya peradilan yang berdiri sendiri. Negara dapat dikatakan sebagai 

Negara Hukum (rule of law) bilamana superioritas hukum telah dijadikan sebagai 

aturan main (fair play) dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, terutama dalam 

memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hakhak warganya Suatu negara 

dikatakan sebagai negara hukum apabila unsur supremasi hukum dijadikan sebagai 

landasan penyelenggaraan negara termasuk memelihara dan melindungi hak-hak 

warga negaranya. Dalam Negara hukum menurut Jhon Locke dalam bukunya Second 

Tratise of Goverment menyatakan bahwa untuk mendirikan suatu negara hukum yang 

menghargai hak-hak warga negara harus berisi : adanya hukum yang mengatur 

bagaimana anggota masyarakat dapat menikmati hak asasinya dengan damai, adanya 
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suatu badan yang dapat menyelesaikan sengketa yang timbul antar pemerintah 

(vertical dispute) atau sesama anggota masyarakat (horisontal dispute). Masyarakat 

menurut Jhon Locke, tidak lagi diperintah oleh seorang raja atau apapun namanya, 

akan tetapi diperintah berdasarkan hukum. Ide ini merupakan suatu isyarat bahwa 

bagi Negara hukum mutlak adanya penghormatan terhadap supremasi hukum.
25

 

Supremasi hukum hanya akan berarti bila ada penegakan hukum, dan 

penegakan hukum hanya akan mempunyai nilai evaluatif jika disertai dengan 

pemberlakuan hukumyang responsif. Artinya superioritas hukum akan terjelma 

dengan suatu penegakan hukum yang bersendikan dengan prinsip persamaan di 

hadapan hukum (equality before the law) dengan dilandasi nilai dan rasa keadilan. 

Untuk dapatnya suatu hukum berfungsi sebagai sarana penggerak, maka hukum harus 

dapat ditegakkan dan untuk itu hukum harus diterima sebagai salah satu bagian dari 

system nilai kemasyarakatan yang bermanfaat bagi warga masyarakat, 
26

sehingga 

keberlakuan hukum benar-benar nyata pada rana empiris tanpa paksaan. 

d. Partisipasi Politik 

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. 

Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. 

Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan 

keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut 

serta dalam pelaksanaan keputusan. Umumnya para ahli mendefinisikan, partisipasi 
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politik adalah kegiatan seseorang atau sekumpulan orang untuk turut terlibat secara 

aktif di dalam politik yaitu untuk memilih kepemimpinan negara bersama-sama 

secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan-kegiatan ini mencakup pula 

menentukan pilihan saat pemilu, menghadiri kampanye partai politik, dan menjadi 

anggota politik atau ormas. 

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang 

mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti 

yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa 

dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi 

hidupnya.
27

  

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa 

partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui 

mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara 

langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Dalam 

hubunganya dengan negara-negara berkembang Samuel P.Hutington dan Joan M. 

Nelson memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit 

tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang 

bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan 

keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, 
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teroganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, 

legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.
28

 

Miriam Budiarjo secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai 

kegiatan sesorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan 

politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak 

langsung memengaruhi kebijakan pemerinah (public policy).
29

 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut maka yang dimaksud partisipasi politik 

adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan. 

Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya pemerintahan. 

Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap 

kehidupan mereka. 

Penggunaan teori demokrasi pada penelitian ini berfunsi sebagai pisau analisis 

untuk menganalisis mengenai konsep demokrasi yang di bangun oleh Ahmad Syafii 

Ma‟rif 

B. Teori Islamisme 

Islamisme adalah pemahaman agama (Islam) dalam bentuk tatanan sebuah 

negara, yaitu negara Islam. Kelompok Islamisme telah mengidolakan Islam pada 

zaman Nabi saw. di Madinah, dan mereka berupaya untuk mengembalikan praktik 

berislam pada zaman sekarang untuk kembali seperti praktik berislam pada zaman 

Nabi saw., yaitu zaman empat belas abad yang silam. Agenda utama Islamisme 
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adalah mendirikan tatanan negara Islam dan memobilisasi umat Islam dalam rangka 

membangun tatanan yang totaliter yang disebut sebagai nizam Islam.
30

 

Inilah ide utama dibentuknya gerakan Islamisme. Alasannya bahwa praktik 

Islam yang dianggapnya benar, tidak salah, tidak bisa ditawar, tidak bisa diubah, bisa 

menyelamatkan, tidak ada unsur Barat, betul-betul dari Tuhan dan tidak dipengaruhi 

oleh pemikiran manusia. Menurut Islamisme hanyalah model praktik berislam pada 

zaman Nabi saw. selainnya adalah praktik berislam yang ditolak alias bid‟ah. 

Munculnya gerakan Islamisme pada tahun 1928 M, karena adanya tarik 

menarik dengan relasi kuasa yang ada pada masa itu. Ada sekelompok Muslim di 

Mesir menolak sistem yang dipraktikkan oleh rezim. Alasannya bahwa rezim tidak 

menerapkan Syariat Islam sebagai dasar negara dan rezim lebih cenderung pro 

terhadap hukum Barat. Gerakan Islamisme untuk pertama kalinya ada di Mesir 

bersamaan dengan munculnya sebuah organisasi Islam, yaitu al-Ikhwan al-Muslimun 

yang didirikan oleh Hasan alBanna tahun 1928. 

Kelompok Islamisme merupakan kelompok Muslim yang pertama ada di 

Indonesia, jauh sebelum Pos-Islamisme yang baru muncul sekitar tahun 1970-an. 

Kelompok Islamisme yang berpandangan bahwa Islam adalah agama yang paling 

sempurna dibanding agama lain yang ada (Kristen atau pun Yahudi),
31

 syariatnya pun 

murni dari Allah, dan bisa menjadi alternatif untuk menolak praktik kuasa yang 
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menurut mereka, tidak Islami di Indonesia. Wujudnya ada di dalam Partai Masyumi 

pada masa itu yang menginginkan Indonesia Merdeka berdasarkan syariat Islam yang 

dituangkan dalam sila pertama Pancasila: “Ketuhanan, dengan kewajiban 

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan berubah menjadi 

“Ketuhanan Yang Maha Esa”, ditetapkan sebagai sila yang pertama Pancasila, sejak 

tahun 1945 sampai sekarang. 
32

 

Kelompok Islamisme di Indonesia, sejak zaman pemerintahan Soekarno 

sampai sekarang telah menolak sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan 

UUD 45 dan tetap berupaya untuk kembali pada Piagam Jakarta. Alasannya bahwa 

Piagam Jakarta lebih cocok untuk Indonesia yang nota bene dihuni oleh mayoritas 

Muslim, yaitu 95 %. 
33

 

Pengunaan Teori Islamisme pada penelitian ini berfungsi sebagai pisau 

analisis untuk menganalisis konsep demokrasi yang dibangun oleh Ahmad Syafii 

Ma‟rif dalam membendung faham Islamisme. 
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C. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat riset 

kepustakaan (library research). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau 

sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 

metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan 

penelitian.
34

 

Kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-

buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai 

literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.
35

 Dari penjelasan di atas 

dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan 

mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus 

mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian 

kepustakaan. 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi pemikiran tokoh. Menurut Syahrin Harahap, pendekatan penelitian tokoh dalam 

bidang pemikiran Islam mengacu pada bidang ilmu yang dijadikan landasan bagi 
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penghampiran objek penelitian. Misalnya Teologis, Sufistis, Filosofis, Filsafat Islam 

(hukum, pendidikan, dakwah) dan lain-lain.
36

 

B. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data 

yang diperoleh dari deskripsi kepustakaan serta literatur-literatur dengan topik 

pembahasan yang sesuai. Karena pada dasarnya penelitian ini lebih  mengarah 

pada penelitian pustaka (library research). 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data diharapkan dapat 

mempermudah penulis dalam menelusuri standar data yang ditetapkan. Adapun 

dalam penelitian ini, data yang dihimpun merupakan data kepustakaan baik itu 

berupa buku-buku, jurnal, artikel, skripsi/tesis, catatan sejarah dan perepektif dari 

tokoh agama masing-masing 

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik pendukung 

yaitu, studi literatur  

Studi Literatur Penulis menggunakan kajian pustaka baik sebelum ataupun 

selama melakukan penelitian. Teknik ini hanya berdasarkan atas karya tulis, 

termasuk juga  hasil  penelitian  lainnya  baik  yang  telah  dipublikasikan  maupun  

yang belum.
37 

Teknik penelitian studi literatur tidak harus turun ke lapangan atau 
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bertemu dengan responden. Karena data-data akan lebih banyak diperoleh dari 

dokumen atau sumber pustaka. 

Untuk  sumber  data  yang  diperoleh  yakni dengan  mengambil  data  di 

pustaka, mencatat, membaca serta mengolah materi penelitian. Dengan 

menggunakan teknik ini, penulis akan mencoba untuk membaca dan memahami 

bahan penelitian berupa literatur-literatur pustaka yang membahas tentang Konsep 

Demokrasi dalam perspektif Ahmad Syafii Maarif. 

D. Teknik Pengelohaan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Dalam rencana penelitian, digunakan teknik pengolahan data yang sifatnya 

kualitatif. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah 

data terkumpul, akan tetapi, pengolahan data dapat dilakukan ketika sedang 

mengumpulkan data.
38

 

2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk 

mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan Menurut Miles & Huberman  

analisis terdiri dari tiga alur kegiatan  yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi 
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data, penyajian data, penarikan  kesimpulan/verifikasi.
39

 Mengenai ketiga alur 

tersebut secara lebih lengkapnya  adalah sebagai berikut:  

a. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilan tahapan 

reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat 

gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini 

berlanjut terus sesudah penelian, sampai laporan akhir lengkap tersusun.
40

 

b. Penyajian Data 

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan 

suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai 

jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk  yang padu dan mudah diraih. Dengan 

demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan 

menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah 
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melakukan analisis yang menurut saran  yang dikisahkan oleh penyajian sebagai 

sesuatu yang mungkin berguna.
41

 

c. Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari 

satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi 

selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali 

yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan 

ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan 

menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman 

sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya 

yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang 

lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan 

validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan 

data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung 

jawabkan. Secara skematis  proses analisis data menggunakan model analisis data 

interaktif Miles dan Huberman.
42

 

 

 

 

                                                           
41

 Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, h. 16 

 
42

 Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, h. 17 



40 
 

   
 
 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Biografi Ahmad Syafi’i Ma’arif 

Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif, dilahirkan pada 31 Mei 1935 dari pasangan 

Ma'rifah Rad (1900-1955) tan Fathiyah (lahir kira-kira 1905-1997) sebag anak 

bungsu dari empat bersaudara. Ma'rifah Rauf adalah orang terpandang di Sumpur 

Kudus: sebagai kepala suku Malayu dengan gelar Datuk Rajo Malayu dan sebagai 

Kepala Nagari yang dijabatnya sampal tahun 1946. Pengetahuan agamanya diperoleh 

dengan membaca Meskipun Ranah Minang dianggap suku dengan karakter khas, 

egaliter dan demokratis, tetapi di antara suku itu, Chaniago yang paling egaliter. 

Fathiyah, ibu ASM, berasal dari suku yang paling egalter itu. Setelah ibunya 

meninggal, ASM tinggal di bibinya, Bainah yang letaknya 500 meter dari 

rumahnya.
43

 

Masa kecil ASM dilewati di kampong halamannya, ada dua tipologi budaya 

Minangkabau yaitu dinamisame dan anti-parokialisme, Yang  pertama ditandai 

dengan tradisi merantau, sedangkan yang kedua  melahirkan jiwa yang bebas dari 

kosmopolit. Di usia 18 tahun setelah menyelesaikan Madrasah Muhammadiyah 

sumpur kudus (1947) dan Madrasah mu‟allimin  Muhammadiyah di Balai  tengah, 

lintau (1953) ASM mendinamiskan dirinya, berkat M Sanusi Latief, dengan 
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melanjutkan  pendidikannya ke Madrasah muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. 

Dari sinilah  ASM mengikut ke mana tapak kaki melangkah sampai mencapai sampai 

puncak prestasi akademik , Ph.D (Doctor of philosophy)  dari negara yang  

mengklaim dirinya sebagai "Bapak Demokrasi, Amerika Serikat, tepatnya the 

Unversity of Chicago (Desember 1987) dalam usia 47 tahun dan puncak prestasi 

mengajar, Profesor, sebagal Guru Besar Filsafat Sejarah di IKIP Yogyakarta (1997) 

dalam usia 62 tahun. Sebelum mencapai punca-puncak" atas, ASM makukan 

perjalanan dan pengembaraan dari suatu daerah ke daerah yang lain disertai berbagai 

interupsi dalam kehidupannya. Antara rantau dan alam, sosok ASM, selalu terlibat 

dalam dialog secara terus menerus disertai  dengan sikap kritis "Alam terkembang 

jadi guru”.  Proses atau "Struktur pengalaman”  inilah yang membentuk sosoknya 

setiap manusia bebas dan merdeka.
44

 

Titik kisar dalam perjalanan Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif. Titik 

Madrasah mu‟allimin  Muhammadiyah di Balai  Tengah, Lintau setelah menganggur 

selama tiga tahun pasca SR. Dengan modal pendidikan Muallimin, ASM telah berani 

berpidato di depan publik kampung yang jumlahnya terbatas. Bahkan lebih dari itu, 

ASM sudah berani pula memberi ceramah di tempat-tempat lain. Dengan bekal ilmu 

agama yang serba sedikit, sebagai pemula, ASM telah berani berdebat di masjid 

menghadapi kaum elite Sumpur Kudus dengan semangat tinggi. Topik perdebatan 

tidak  melebihi masalah-masalah khalifah di tingkat kampung Paham agama 
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Muhammadiyah yang telah dipompakan ke dalam otak dan hatinya sejak masih 

belajar Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sumpur Kudus telah menjadi modal 

ASM untuk berkayuh lebih jauh, sampai ke puncak karier akademiknya. Menurut 

ASM, modal ini pernah menghilang sementara ketika ASM sibuk dengan ilmu-ilmu 

sekuler, kemudian hadir kembali dengan fondasi yang lebih mantap dan kokoh.
45

 

Tiktik kisar kedua terjadi setelah meneruskan pelajaran ke Madrasah 

Muallimin Yogyakarta. Wawasannya semakin luas, tetapi nalar nya sebagai seorang 

"fundamentalis" belum berubah, jika bukan semakin menguat. Bahkan sampai ASM 

belajar sejarah pada Universitas Ohiu di Athens, Amerika Serikat, paham agamanya 

belum banyak mengalami perubahan, Cita-cita politik ASM tetap saja ingin 

"menaklukkan Indonesia agar menjadi Negara Islam, padahal usianya ketika itu 

sudah di atas 40 tahun.
46

 

Titik  kisar ketiga terjadi di lingkungan kampus Universitas Chicago ASM 

mengalami kebangkitan spiritual dan intelektual yang baru Otak dan hatinya 

mendapatkan "virus" pencerahan. Menurutnya, in adalah titik kisar dalam pemikiran 

keislaman dan keindonesiaannya.
47

 

Tanggal 27 Mei 2022 menjadi kabar duka bagi Indonesia sebab Bapak bangsa 

yaitu Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif, Meninggal dunia dengan umur 86 tahun dan 

meninggalkan karya-karya intelektual yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. 
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1. Riwayat Pendidikan Ahmad Syafii  Ma’arif   

Ahmad Syafii Maarif meemulai pendidikan formalnya di Sekolah Rakyat 

(SR) Sumpur Kudus. selanjutnya Syafii Maarif melanjutkan sekolah di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Sumpur Kudur hingga selesai pada tahun 1947, di 

Madrasah inilah Syafii Maarif mulai mengenal gerakan Islam yang bernama 

Muhammadiyah. Malamnya ia belajar al-Qur‟an di Surau Calau dengan guru 

utamanya A. Wahid, yang tak lain pamannya sendiri. Organisasi Muhammadiyah 

masuk ke Sumpur Kudus tahun 1943, sewaktu Syafii Maarif berusia delapan tahun, 

kelas dua SR. Jasa tokoh-tokoh Muhammadiyah Cabang Lintau seperti M.Jazid 

Bustami, Nurdin Laut, Malin Penghulu sungguh besar. Mereka sengaja datang untuk 

mendorong agar Muhammadiyah berdiri secepatnya di Sumpur Kudus. Setelah itu ia 

meneruskan ke sekolah lanjutan Muhammadiyah dan lulus di Madrasah Muallimin 

Muhammadiyah Lintau, Sumatera Barat. Setelah lulus dari sana, ia hijrah ke 

Yogyakarta untuk meneruskan ke jenjang SMA. Tapi dia tidak diperkenankan karena 

pendidikan mualliminnya di Sumatera Barat tidak diakui. Akibatnya, ia meneruskan 

kembali ke Madrasah Muallimin yang ada di Yogyakarta milik organisai 

Muhammadiyah.
48

 

Ahmad Syafii Maarif sudah merantau sejak tahun 1953 dalam usia 18 tahun: 

ke Jogjakarta, Lombok, dan Surakarta. Karena ia ditugaskan untuk mengajar disana. 

Kemudian kembali ke Jogja untuk meneruskan kuliah pada FKIS IKIP (sekarang 
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Universitas Negeri Jogjakarta, UNY). Ia kuliah Sambil mengajar, Ahmad Syafii 

Maarif hanya tamat Sarjana Muda (BA) pada tahun 1964. Putus sambung kuliah 

sudah pernah dirasakannya namun karena motivasi belajar yang cukup tinggi, 

Akhirnya berhasil menyelesaikan kuliah, walau harus ditempuh sambil bekerja.4 

Gelar Sarjana (Drs) diperolehnya di Yogyakarta dari FKIS IKIP Yogyakarta pada 

Agustus 1968. Dengan Skripsi berjudul “Gerakan Komunis di Vietnam (1930-

1954)”, di bawah bimbingan Dharmono Hardjowidjono, dosen sejarah Asia 

Tenggara.
49

 

Dari kampus IKIP (sekarang Universitas Negeri Jogjakarta, UNY) Syafii 

Maarif meneruskan studi ke Amerika Serikat dengan mengunjungi tiga kampus: 

Northern Illinois University (DeKalb). Ohoi University (Athens) dan the University 

of Chicago antara tahun 1972-1982. Ahmad Syafii Maarif menempuh pendidikan 

sejarah di Northern Illinois University (1973) dan memperoleh gelar M.A. dalam 

ilmu sejarah dari Ohio University, Athens, Amerika Serikat (1980). Meraih gelar 

Ph.D. dalam bidang pemikiran Islam. Di Athens ia tinggal bersama teman-temannya 

di Malaysia yang juga aktivis MSA (Muslim Students‟ Association) yang masih serba 

beli, sementara usia Syafii Maarif sendiri sudah di atas 30 tahun. Selama 

perkembangan pemikiran keIslaman Syafii Maarif di Athens belum ada 

perkembangan yang berarti, Syafii Maarif masih terpasung status quo.
50
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Ketika Syafii Maarif berusia 43 Tahun ia meninggalkan Athens pada tahun 

1978. Di Ohio inilah ia mendapat MA pada Departemen Sejarah dengan tesis “ 

Islamic Polotics Under Guided Democracy in Indonesia” (1959-1965) dibawah 

bimbingan Prof. Wiliiam H. Frederick, Ph.D, seorang ahli Indonesia dan sejarah 

jepang yang sangat baik kepadanya. Setelah ia lulus dari sinilah Ahmad Syafii Maarif 

sampai ke puncak presentasi akademik, Ph.D (Doctor of Philosophy), di Amerika 

Serikat, dimana negara yang mengklaim dirinya sebagai “Bapak Demokrasi”, 

tepatnya di Univesity of Chicago (Desember 1983). Tidak mudah bagi Maarif untuk 

meneruskan belajar ke Universitas Chicago, karena pada waktu itu ia sudah 

memasuki umur yang dianggap tidak muda lagi yakni 47 tahun. walaupun ia sudah 

diterima untuk program Ph.D dalam pemikiran Islam. Karena bantuan dari 

sahabatnya M. Amien Rais, Proffesor Frederick turut membantunya untuk 

mendapatkan beasiswa dari Ford Foundation dan USAID melalui perwakilannya di 

Jakarta. Akhirnya dengan bantuan dari berbagai pihak, Ia bisa mendapatkan beasiswa. 

Pada awalnya Syafii Maarif tidak membayangkan bahwa Chicago akan mengubah 

secara fundamental sikap intelektualnya tentang Islam dan kemanusiaan. Dari 

University of Chicago, Amerika Serikat 1983, dengan disertasi “Islam as the Basis of 

State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly 

Debates In Indonesia”. Dibawah bimbingan Prof. Flazur Rahman.
51
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2. Riwayat Pekerjaan dan Karir Akademik 

Selama kuliah, Syafii Maarif sempat menggeluti beberapa pekerjaan untuk 

melangsungkan hidupnya. Ia pernah menjadi guru mengaji dan buruh sebelum 

diterima sebagai pelayan tokoh kain pada 1958. Setelah kurang lebih setahun bekerja 

sebagai pelayan toko, ia membuka dagang kecil-kecilan bersama temannya, 

kemudian sempat menjadi guru honorer di Baturetno dan Solo. Selain itu, ia juga 

sempat menjadi redaktur Suara Muhammadiyah dan Anggota Persatuan Wartawan 

Indonesia. 
52

 

Selanjutnya ia terus menekuni ilmu sejarah dengan mengikuti Program Master 

di Departemen Sejarah Universitas Ohio, AS. Sementara gelar doktornya diperoleh 

dari Program Studi Bahasa dan Peradaban Timur Dekat, Universitas Chicago, AS. 

Selama di Chicago inilah, Syafii Maarif terlibat secara intensif melakukan pengkajian 

terhadap al-Qur‟an, dengan bimbingan dari seorang tokoh pembaharuan Islam, Fazlur 

Rahman. Di sana pula, ia kerap terlibat diskusi  intensif dengan Nurcholish Madjid 

dan Amien Rais yang sedang mengikuti pendidikan doktornya. Adapun karir  Syafii 

Maarif sebagai berikut:
53

 

a. Guru Bahasa Inggris dan Indonesia SMP di Baturetno, Surakarta (1959-

1963) 

b. Guru Bahasa Inggris dan Indonesia SMA Islam Surakarta (1963-1964)  
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c. Dosen Sejarah dan Kebudayaan Islam Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta (1964-1969) 

d. Dosen IKIP Yogyakarta (1967-1969)  

e.  Asisten dosen paruh waktu Sejarah dan Kebudayaan Islam di Universitas 

Islam Indonesia, Yogyakarta (1969-1972) 

f. Asisten dosen Sejarah Asia Tenggara IKIP Yogyakarta (1969-1972) 

g. Dosen paruh waktu Sejarah Asia Barat Daya IKIP Yogyakarta (1973-

1976) 

h. Dosen senior Filsafat Sejarah IKIP Yogyakarta (1983-1990) 

i. Profesor tamu di University of Lowa, AS (1986) 

j. Dosen senior (paruh waktu) Sejarah dan Kebudayaan Islam IAIN 

Kalijaga, Yogyakarta (1984-1990) 

k. Dosen senior (paruh waktu) di UII Yogyakarta (1984-1990) 

l. Dosen senior (paruh waktu) Sejarah Ideologi Politik Pascasarjana 

Universitas Sebelas Maret Surakarta (1987-1990) 

m. Dosen Senior (Pensyarah kanan) di Universitas Kebangsaan Malaysia 

(1990- 1994) 

n. Dosen senior Filsafat Sejarah IKIP Yogyakarta (1992-1993)  

o. Professor tamu di McGill University, Kanada (1992-1994)  

p. Professor Filsafat Sejarah IKIP Yogyakarta (1996) 

q. Wakil ketua PP Muhammadiyah (1995-1998) 
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r. Ketua PP Muhammadiyah (1998) 

s. Pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesi  

t. Pemimpin Redaksi majalah Suara Muhammadiyah Yogyakarta (1998-

1990) 

u. Anggota staf ahli Jurnal Ummul Qur‟an (1988) 

B. Konsep Demokrasi  Ahmad Syafii  Ma’arif  dalam Membendung  Islamisme di 

Indonesia 

Kelompok Islamisme merupakan kelompok Muslim yang pertama ada di 

Indonesia, jauh sebelum Pos-Islamisme yang baru muncul sekitar tahun 1970-an. 

Kelompok Islamisme yang berpandangan bahwa Islam adalah agama yang paling 

sempurna dibanding agama lain yang ada (Kristen atau pun Yahudi),
54

 syariatnya pun 

murni dari Allah, dan bisa menjadi alternatif untuk menolak praktik kuasa yang 

menurut mereka, tidak Islami di Indonesia. Wujudnya ada di dalam Partai Masyumi 

pada masa itu yang menginginkan Indonesia Merdeka berdasarkan syariat Islam yang 

dituangkan dalam sila pertama Pancasila: “Ketuhanan, dengan kewajiban 

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan berubah menjadi 

“Ketuhanan Yang Maha Esa”, ditetapkan sebagai sila yang pertama Pancasila, sejak 

tahun 1945 sampai sekarang. 
55
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Islamisme merupakan gerakan masa, untuk sebuah perubahan sosial akibat 

ketidakpuasan dan kecewa terhadap rezim yang dianggapnya otoriter dan tidak 

perduli dengan kemiskinan rakyat. Ciri-cirinya, gerakan ini diikuti oleh masa yang 

cukup besar dan sulit untuk dilawan. Ini terjadi di Indonesia sejak sebelum 

kemerdekaan dan terus berlanjut dan mulai mencapai puncaknya pasca-tumbangnya 

rezim otoriter Suharto pada bulan Mei 1998.  Ada kesempatan politik yang sangat 

terbuka lebar pasca-Suharto yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok Islamisme yang 

sudah lama eksis di Indonesia.  

Gerakan Islam yang mulai bangkit  pasca lengsernya rezim Orde Baru 

ditandai ditandai dengan munculnya Ormas-Ormas Islam, seperti Front Pembela 

Islam (FPI), Laskar Jihad (LJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizb al-Tahrir 

Indonesia (HTI), dan menyusul gerakan lainnya yang sudah ada sejak zaman Orde 

Baru, seperti Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), dan Komite Indonesia 

untuk  Solidaritas Dunia Islam (KISDI).  

Gerakan-gerakan Islam tersebut di atas ada yang dengan sengaja berteriak 

menyerukan tatanan dunia totaliter dengan menggelar wacana dan aktivitas 

keagamaan yang bertujuan menyemai norma, simbol dan retorika penuh dengan 

kecurigaan, kebencian dan bahkan kekerasan. Sebagai buktinya telah terjadi 

pengeboman di manamana, seperti di Bali pada bulan Oktober 2002 dan 2005, di 

Hotel Marriot dan Kedutaan Australia di Jakarta pada 2004,  Hotel Marriot dan Ritz-
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Carlton di Jakarta pada 2009, dan dekat Gereja Christ Cathedral, Serpong, pada 2010-

2012.  

Peristiwa teror tersebut di atas terjadi dindonesia, menurut Noorhaidi Hasan, 

sebagai  perwujudan sebuah kekecewaan (frustrasi) yang mendalam terhadap rezim 

yang menurut mereka “otoriter” dan lebih memilih bekerja sama dengan Barat.  

Maka, munculnya kelompok-kelompok  Islamisme jihadis di Indonesia itu pun 

sebagai jawaban atas kekecewaan dan mereka memiliki modal pemahaman politik 

Islam sebagai warisan dari para pendahulunya, baik dari Timur tengah, seperti al-

Ikhwan alMuslimunatau pun Masyumi di Indonesia. 

Contoh nyata  di Indonesia, yaitu adanya Gerakan 212 menjelang  Pemilihan 

Umum (Pemilu) Gubernur Jakarta April 2017 lalu yang menolak pencalonan Ahok-

Djarot sebagai balon Gubernur yang bertanding dengan Anies-Sandi. Realitasnya 

Ahok-Djarot kalah dan sekaligus mendapat putusan 2 tahun penjara atas tuntutan 

kelompok Islamisme yang dianggap telah menista agama Islam . 

Eksistensi  Islamisme di Indonesia berdasarkan pembacaan terhadap realitas 

Indonesia zaman sekarang terkait dengan eksistensi Islamisme yang telah terwadahi 

dalam ormasormas Islam seperti, antara lain Masyumi, Front Pembela Islam (FPI) 

Partai Keadilan Sosial (PKS) Laskar Jihad (LJ), Majlis Mujahidin Indonesia (MMI), 

Hizbu Tahrir Indonesia (HTI), Negara Islam Indonesia (NII), Gerakan 411 (4 

Nopember 2016) dan Gerakan  212 (2 Desember 2016). 
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Kelompok Islamisme di Indonesia, sejak zaman pemerintahan Soekarno 

sampai sekarang telah menolak sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan 

UUD 45 dan tetap berupaya untuk kembali pada Piagam Jakarta. Alasannya bahwa 

Piagam Jakarta lebih cocok untuk Indonesia yang nota bene dihuni oleh mayoritas 

Muslim, yaitu 95 %. 
56

 

Aksi-aksi yang dilakukan kelompok Islamisme menjadi permasalahan utama 

yang harus dilawan sebab ini menjadi musuh NKRI yang dapat mengganggu 

keutuhan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pastinya melanggar 

sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesi. Salah satu cendikawan Indonesia yang 

dijuluki sebagai bapak bangsa yaitu Syafii Maarif yang pemikiran-pemikirannya 

sebagai antitetisis dari kelompok Islamisme.  

Adapun pemikiran Syafii  Ma‟arif  yang menjadi konsep demokrasi Syafii  

Ma‟arif  dalam mengahalu Islamisme di Indonesia sebagai berikut: 

1. Negara Berkeadilan Bukan Negara Islam 

Menurut Ahmad Syafii Maarif, secara doktrinal, Islam tidak menetapkan dan 

menegaskan pola apapun tentang teori negara Islam yang wajib digunakan oleh kaum 

Muslim. H.A.R. Gibb seperti dikutip Buya  Ahmad Syafii Maarif, memaparkan 

bahwa baik Al-Qur„ân maupun  Sunnah tidak memberikan petunjuk yang tegas 
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tentang bentuk pemerintahan dan lembaga-lembaga politik lainnya sebagai cara bagi 

umat untuk mempertahankan persatuannya.
57

  

Terminologi kerajaan Islam, kesultanan Islam atau monarkhi Islam menurut 

Buya Syafii Maarif sebenarnya bersifat kontradiktif di dalamnya. Monarkhi, 

kesultanan, dan seterusnya tidak secara otomatis dapat menjadi Islam kendatipun 

menggunakan embe-lembel nama Islam. Ia juga mengkritik gagasan negara Islam. 

Menurutnya, gagasan negara Islam tidak memiliki basis religio-intelektual yang 

kukuh, yang berbicara secara teoretik. Terminologi negara Islam tidak ada dalam 

kepustakaan Islam klasik. Dalam Piagam Madinah pun, terminologi ini tidak 

ditemukan. Gagasan negara Islam (daulatul-islâmiyyah), menurutnya, merupakan 

fenomena abad ke-20. Kendati demikian, Islam sangat membutuhkan mesin negara 

untuk membumikan cita-cita dan ajaran-ajaran moral. Al-Qur„ân yang penuh dengan 

ajaran imperative moral, lanjutnya, tidak diragukan lagi sangat membutuhkan negara 

sebagai institusi pemaksa bagi pelaksanaan perintah dan ajaran moralnya.
58

  

Menurut Buya Ahmad Syafii Maarif,  Islam  tidak  mempermasalahkan 

apapun nama dan bentuk pemerintahan, Islam hanya menekankan pentingnya moral-

etik dalam kehidupan bernegara. AlQur„ân tidak memberikan suatu pola teori atau 

sistem yang pasti, yang harus diikuti oleh umat Islam. Hal ini menurutnya disebabkan 

dua hal; Pertama, Al-Qur„ân pada prinsipnya merupakan petunjuk etik bagi manusia, 
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ia bukanlah kitab ilmu politik. Kedua, institusi-institusi sosiopolitik dan organisasi 

manusia senantiasa berubah dari masa ke masa. Dengan kata lain, diamnya Al-Qur„ân 

dalam masalah ini dapat diartikan bahwa Al-Qur„ân memberikan suatu jaminan yang 

sangat esensial bagi  manusia untuk mencari sistem yang tepat. Tujuan terpenting Al-

Qur„ân  dan juga Islam adalah supaya nilai-nilai dan perintah-perintah etiknya 

dijunjung tinggi dan bersifat mengikat terhadap kegiatan-kegiatan sosiopolitik umat 

Islam. 

Nilai-nilai tersebut secara perenial, integral dengan prinsip-prinsip keadilan, 

persamaan, dan kemerdekaan yang kesemuanya itu menempati posisi sentral dalam 

ajaran moral Al-Qur„ân. Sebagai suatu petunjuk bagi umat manusia, Al-Qur„ân 

menurut Ahmad Syafii Maarif menyediakan suatu fondasi yang kukuh dan tak 

berubah bagi semua prinsip etik dan moral bagi kehidupan ini. Al-Qur„ân 

memperlakukan kehidupan manusia sebagai suatu keseluruhan yang organik dan 

integralistik yang semua bagian-bagiannya harus dibimbing oleh petunjuk dan 

perintah-perintah etik dan moral yang bersumber pada kitab ini  

Untuk merealisasikan segenap ajaran Islam, sebagaimana telah penulis 

sebutkan di atas, menurut Buya Syafii Maarif, Islam membutuhkan instrumen yang 

disebut negara. Negara dibutuhkan guna menyokong agama. Bagi Ahmad Syafii 

Maarif negara merupakan alat yang penting bagi agama. Namun demikian, agama 

(Islam) tidak harus atau dijadikan dasar negara. Aspirasi politik hendaknya bukan 

menjadikan Islam sebagai dasar negara dan memformalisasikan Syariat  Islam, akan 



54 
 

   
 
 

tetapi menjalankan kehidupan atas dasar kebersamaan dan musyawarah (syûrâ). Hal 

ini sejalan dengan pesan Al-Qur„ân yang menghendaki terciptanya masyarakat.
59

 

Sebagaimana firman Allah swt Q.S Ali Imran/3:159 

                        

                            

       

Terjemahnya 

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap 

mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakkal kepada-Nya. 

 

Dalam sejarah Islam kelompok Islam yang merasa paling shahih dalam 

keimanannya juga tidak sulit untuk dilacak. Jika sekedar merasa paling benar tanpa 

menghukum pihak lain barangkali tidaklah terlalu berbahaya. Bahaya akan muncul 

bilamana ada orang yang mengatasnamakan Tuhan, lalu menghukum dan bahkan 

membinasakan keyakinan yang berbeda. Dalam bacaan, dalam banyak kasus, al-

Qur„an jauh lebih toleran dibandingkan dengan sikap segelintir muslim intoleran  
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terhadap perbedaan. Fenomena semacam ini dapat dijumpai di berbagai negara baik 

di negara maju, maupun di negara yang belum berkembang, tidak saja di dunia Islam. 

Apa yang dikategorikan sebagai kelompok Islamisme berada dalam kategori ini. 

Di dunia Islam, secara sporadis sejak beberapa tahun terakhir gejala 

Islamisme ini sangat dirasakan. Yang paling ekstrem di antara mereka mudah 

terjatuh ke dalam perangkap terorisme.
60

 Ada beberapa teori yang telah membahas 

Islamisme yang muncul di dunia Islam. Yang paling banyak dikutip adalah 

kegagalan umat Islam menghadapi arus modernitas yang dinilai telah sangat 

menyudutkan Islam,. Karena ketidakberdayaan menghadapi arus panas itu, 

golongan Islamisme mencari dalil-dalil agama untuk menghibur diri dalam sebuah 

dunia yang dibayangkan belum tercemar. Jika sekadar menghibur barangkali tidak 

akan menimbulkan banyak maslah. Tetapi sekali mereka menyusun kekuatan politik 

untuk melawan modernitas melalui berbagai cara, maka benturan dengan golongan 

muslim yang tidak setuju dengan cara-cara mereka tidak dapat dihindari. Ini tidak 

berarti bahwa umat Islam yang menentang cara-cara mereka itu telah larut dalam 

modernitas. Golongan penentang ini tidak kurang kritikalnya  menghadapi arus 

modern ini, tetapi cara yang ditempuh dikawal oleh kekuatan nalar dan 

pertimbangan yang jernih, sekalipun tidak selalu berhasil. Barat yang semula 

bermaksud menumbuhkan moderenisasi dalam dunia Islam, ternyata malah 

membangkitkan konservatisme dan fundamentalisme Islam. Konservatisme secara 
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teoritis, bisa jadi berarti ketidakjelasan. Konsarvatisme masa kini (yang disebabkan 

oleh keterbelakangan) dan rasa percaya diri yang aktual menyebabkan bangkitnya 

fundamentalisme Islam. Fundamentalisme bisa diartikan sebagai suatu sikap yang 

sama sekali anti Barat. Hal ini menyebabkan terjadi-nya degradasi dalam proses 

reformasi Islam yang semula menerima aspek-aspek manfaat dari buahnya Barat 

seperti, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan demokrasi. 
61

 

Indonesia yang relatif aman, kemunculan kekuatan Islamisme, dari kutub 

yang lunak sampai ke kutub yang paling ekstrem (terorisme), seunguhnya berada di 

luar penalaran. Kita ambilmisal praktik bom bunuh diri sambil membunuh manusia 

lain di berbagai kasus, sama sekali tidak bisa difahami. Indonesia bukan Palestina, 

bukan Kashmir, bukan Afganistan, dan buakn Iraq, tetapi mengapa praktik biadab itu 

dilakukan disini?.
62

  

Di Indonesia, maraknya Islamisme di Nusantara lebih disebabkan oleh 

kegagalan negara mewujudkan cita-cita kemerdekaan berupa tegaknya keadilan sosial 

dan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Korupsi yang masih 

menggurita adalah bukti nyata dari kegagalan itu. Semua orang mengakui kenyataan 

pahit ini. Namun karena pengetahuan golongan fundamnetalis ini sangat miskin 

tentang peta sosisologis Indonesia yang memang tidak sederhana, maka mereka 

menempuh jalan pintas bagi tegaknya keadilan; melaksanakan syariat Islam melalui 
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kekuasan. Jika secara nasional belum mungkin, maka diupayakan melalui Perda-

Perda (Peraturan Daerah). Dibayangkan dengan pelaksanaan syariat ini, Tuhan akan 

meridhai Indonesia. Anehnya, semua kelompok Islamisme  ini  anti demokrasi, tetapi 

mereka memakai lembaga negara yang demokratis untuk menyalurkan cita-cita 

politiknya. Fakta ini dengan sendirinya membeberkan satu hal: bagi mereka 

bentrokan antara teori dan praktik tidak menjadi persoalan. Dalam ungkapan lain, 

yang terbaca di sini adalah ketidak jujuran dalam berpolitik. Secara teori demokrasi 

diharamkan, dalam praktik digunakan, demi tercapainya tujuan.
63

  

Ada beberapa tesis mengapa negara akan represif terhadap gerakan 

fundamentalisme. Pertama dari segi internal, karena kepentingan negara yang 

berindikasi ”sekularisasi”, liberalisasi dan sebagainya akan direcoki dengan gerakan 

fundamentalisme yang menolak secara mentahmentah kepentingan negara. Gerakan 

fundamentalisme menganggap negara harus mengakomodasi sebesar mungkin 

kepentingan umat Islam (jika perlu ditegakkannya syari‟at Islam semi otonom) 

dengan penafsiran Islam versi mereka. Kedua secara eksternal, yaitu karena negara 

berhadapan dengan „kompromi‟ kekuatankekuatan kapitalisme dan liberalisme global 

yang mengharap negara domestik dapat meredam aksiaksi gerakan fundamentalisme 

yang merugikan dan membahayakan bagi kepentingan kekuatan kapitalisme-

liberalisme.
64
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Akhirnya menyertai  keprihatinan  kelompok-kelompok islamisme tentang 

kondisi Indonesia yang jauh dari keadilan, tetapi cara-cara yang mereka gunakan 

sama sekali tidak akan semakin mendekatkan negeri ini kepada cita-cita itu di tengah 

jalan. Masalah Indonesia, bangsa musli terbesar di muka bumi, tidak mungkin 

dipecahkan oleh otak-otak sederhana yang lebih memilih jalan pintas, kadang-kadang 

dalam bentuk kekerasan. Demokrasi yang sedang dijalankan sekarang ini di Indonesia 

sama sekali belum sehat, dan jika tidak cepat dibenahi bisa menjadi sumber 

malapetaka buat sementara. Tetapi untuk jangka panjang, tidak ada pilihan lain, 

kecuali sistem demokrasi yang sehat dan kuat, Islam moderat dan inklusif akan tetap 

membimbing Indoenseia untuk mencapai tujuan kemerdekaan.
65

  

Sebutan untuk negara Islam bagi Maarif tidak diperlukan lagi. Tetapi yang 

harus diperjuangkan adalah masuknya moral Islam untuk menjadikan negara 

Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur. Adapun perangkat hukum hukum 

Islam dapat dikawinkan dengan sistem hukum nasional melalui proses demokratisasi. 

Hal ini disebakan tidak adanya petunjuk di dalam Al-Qur‟an maupun Sunnah yang 

menegaskan tentang bentuk negara yang wajib digunakan oleh umat Muslim. 

Islam bukanlah sekedar cita-cita moral dan nasihat-nasihat agama yang 

disampaikan tanpa melalui sarana apapun. Islam membutuhkan sarana sejarah untuk 

mewujudkan cita-cita moralnya yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Sarana 

yang dimaksud tidak lain adalah negara, sehingga Syafii Maarif menolak pandangan 
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yang menghendaki pemisahan antara Islam dan negara. Akan tetapi penolakan ini 

bukan berarti bahwa Syafii Maarif setuju bahwa agama adalah negara atau penyatuan 

antara agama dan negara Hubungan yang dimaksud oleh Syafii Maarif terhadap Islam 

dan negara adalah hubungan yang simbiotis atau saling membutuhkan satu sama 

lainnya. Agama (Islam) membutuhkan negara, sedangkan negara membutuhkan 

agama (Islam).
66

 

Pandangan politik Ahmad Syafii Maarif lebih menekankan nilai-nilai 

substantif, sehinggia sering menggunakan ungkapan Hatta yang kira-kira berbunyi 

“Janganlah gunakan filsafat gincu, tampak tetapi tak terasa; pakailah filsafat garam, 

tak tampak tetapi terasa.”
67

 Maksudnya adalah Islam tidak perlu dijadikan dasar 

negara Indonesia tetapi yang diperlukan adalah substansi Islam itu sendiri harus bisa 

dijadikan pedoman untuk menjalankan pemerintahan, sehingga Pancasila yang 

dimasukkan nilai-nilai Islam akan benarbenar bisa menjadikan negara Indonesia 

menjadi negara yang adil dan makmur.  

Tujuan suatu negara dalam Islam menurut Syafii Maarif adalah untuk 

menegakkan keadilan, memelihara keamanan dan integritas negara, menjaga hukum 

dan ketertiban, serta untuk memajukan masyarakat agar tercipta kesejahteraan suatu 

masyarakat. Dalam sebuah negara Islam teori antagonisme kelas, dominasi kelas, dan 

teori tentang eksploitasi satu kelompok dengan kelompok yang lain tidak dibenarkan, 
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hal ini dikarenakan semuanya itu berlawanan dengan prinsip kemuliaan 

manusia.Suatu negara hanyalah dapat dikatakan bercorak Islam manakala keadilan, 

persamaan dan kemerdekaan benar-benar terwujud dan terasa di dalamnya, dan 

mempengaruhi seluruh kehidupan rakyat. 

Sistem demokrasi menurut Syafii Maarif, menempatkan manusia pada posisi 

sama dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Demokrasi 

yang dimaksud disini adalah demokrasi yang berkeadilan. Tanpa keadilan, sistem 

politik manapun tidak lebih dari panggung sandiwara yang mengatasnamakan rakyat. 

Demokrasi dalam praktik di manapun di muka bumi selalu menuntut tiga atau empat 

syarat yang saling melengkapi, yaitu rasa tanggung jawab, lapang dada, rela 

menerima kekalahan secara sportif, dan tidak membiarkan kesadaran membeku.
68

 

2. Pancasila Sebagai Ideologi Negara 

Menurut Ahmad Syafii Maarif, setelah dikaji dalam konteks kultur 

Indonesia, sampai sekarang tidak ada konsep lain yang tepat yang secara rasional 

dapat mengukuhkan persatuan dan keutuhan bangsa, kecuali lima dasar 

Pancasila.
69

 Kelima sila Pancasila itu jika dipahami secara benar dalam satu 

kesatuan tidak ada yang perlu dipersoalkan dari pandangan sudut pandangan 

teologi Islam. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa akan menjadi sila kosong 

bilamana keadilan dan kemakmuran untuk semua tidak menjadi realitas di tanah air. 
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Hakikatnya, Pancalisa dan Agama merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan satu dengan lainya. Ibarat Koin dua sisi yang tidak akan bernilai 

jika diambil hanya salah satu dari sisinya. Perumusan pancasila merupakan 

perwujudan dari nilai-nilai Islam, Karena dalam perumusannya pun dihadiri oleh 

para Ulama yang masyhur hingga saat ini, diantaranya KH A. Wahid Hasyim 

Asy‟ari. Sehingga dalam perumusannya tidak keluar dari norma Islami. 

Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Alm Abdurrahman Wahid atau Gus 

Dur, “Pancasila bukan agama, tidak bertentangan dengan agama dan tidak 

digunakan untuk menggantikan kedudukan agama” 
70

. Sehingga jika ditela‟ah 

secara seksama pancasila merupakan wujud dari penerapan nilai-nilai Agama, 

khususnya Agama Islam. Sesungguhnya Pancasila memiliki dasar dari al-Quran. 

Sebagaimana firman Allah swt Q.S Al-Ikhlas/110: 

                        

   

Terjemahnya: 

 Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang 

bergantung kepada-Nya segala sesuatu.  Dia tiada beranak dan tidak pula 

diperanakkan,  Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." 
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Pengalaman traumatik masa lampau jangan diulang lagi, sebab hanya akan 

berujung dengan kesia-siaan. Dengan ungkapan lain, Islam yang harus ditawarkan 

adalah sebuah Islam yang bersedia bergandengan tangan dengan nilai-nilai 

keindonesiaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.
71

 Maka demi upaya 

mengukuhkan keindonesiaan dan kemanusiaan, bagi Maarif Piagam Jakarta tidak 

perlu lagi dilihat dari perspektif legal formal, tetapi diambil ruhnya berupa tegaknya 

keadilan yang merata bagi seluruh penghuni Nusantara, tanpa diskriminasi. 

selanjutnya Pancasila yang sudah disepakati sebagai ideologi dan dasar negara 

Indonesia, harus membukakan pintu seluas-luasnya bagi masuknya sinar wahyu. 

Bagi Ahmad Syafii Maarif, langkah ini perlu dilakukan agar Pancasila ini bebas dari 

tuduhan dari sebutan negara sekuler. Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya harus 

berhenti untuk hanya dijadikan retorika politik. Semua nilai yang terkandung dalam 

Pancasila harus diterjemahkan ke dalam format yang konkrit sehingga prinsip 

“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” benar-benar menjadi kenyataan. 

Ahmad Syafii Maarif berpendapat bahwa Pancasila dapat disebandingkan - 

meski tidak persis sama dengan Piagam Madinah. Alasannya berdasarkan dua hal; 

pertama, secara substantif, baik Piagam Madinah maupun Pancasila mengakui 

kaitan antara nilai-nilai agama dan masalah-masalah kenegaraan. Kedua, secara 

fungsional, kedua rumusan politik tersebut mencerminkan titik temu (common 
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platform), yang berfungsi sebagai prinsip-prinsip yang mengatur sebuah 

masyarakat politik dengan latar belakang sosial keagamaan yang beragam.
72

 

Menurut Syafii Maarif, penerimaan Pancasila sebagai dasar falsafah negara 

oleh para pemikir Muslim Indonesia yang lebih mudah ialah penerimaan secara 

sadar, bukan karena kalkulasi politik kekuasaan, bukan pula untuk mengganti Islam 

dengan Pancasila, sesuatu yang tidak mungkin. Para pemikir ini menurut Syafii 

Maarif adalah generasi-generasi terdidik yang lahir di era lain dibandingkan dengan 

generasi sebelumnya yang sibuk dengan pertarungan tentang masalah dasar negara 

yang sangat melelahkan itu. Bagi pemikir yang datang  kemudian, alur pemikiran 

dan strategi intelektualnya sudah berbeda, “ilmu garam jauh lebih penting dari pada 

ilmu gincu”.
73

 

Maka tugas selanjutnya menurut Syafii Maarif, adalah mengisi Pancasila 

dengan nilai-nilai kenabian yang sangat kaya dalam masalah moral, etika, sumber 

hukum, dan doktrin eskatologis yang tidak mungkin diberikan filsafat ciptaan 

manusia. Untuk keperluan masalah-masalah besar ini, Pancasila harus bersikap 

jujur dalam mengukur dirinya yang serba terbatas dalam dinding keindonesiaan, 

sekalipun aspek universal dari empat sila yang lain dapat dikembangkan lebih jauh. 

Jika Pancasila tetap saja menjadi permainan bibir, sementara prinsip- 

prinsipnya diabaikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 

maka menurut Syafii Maarif masa depan Indonesia sulit sekali dibayangkan akan 
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menjadi lebih baik. Ia mengatakan bahwa sudah lebih 60 tahun Indonesia merdeka 

tapi hampir tidak ada pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat 

banyak yang miskin. Memang di era demokrasi liberal tahun 1950-an, ada dua atau 

tiga kabinet yang mempunyai program bagus untuk kesejahteraan rakyat, tetapi 

tidak punya waktu untuk melaksanakannya karena umurnya relatif singkat. 

Pertentangan partai-partai menjadi sebab utama mengapa umur kabinet di era itu 

tidak bisa panjang.
74

 

 

 

3. Menolak Politik Identitas 

Politik Identitas dengan Jubah Islam merupakan salah satu  keprihatinan 

yang mendapat perhatian dari Syafii Maarif. Pada saat dunia Islam yang terpecah 

sedang berada di buritan peradaban sejak beberapa abad yang lalu, dalam 

pandangannya akan sangat sulit menemukan pribadi-pribadi Muslim yang mampu 

secara psiko-religio-kultural bersikap lebih tenang, objektif, dan realistik, kecuali 

mereka yang terdidik dan tercerahkan. Fenomena ini terutama terlihat di kalangan 

mereka yang merantau ke negara-negara Barat yang jumlah mereka semakin 

membengkak dari tahun ke tahun. Di Negara-negara Uni Eropa saja misalnya, sejak 

beberapa tahun terakhir, jumlah Muslim sudah mencapai 20 juta,6 sebuah jumlah 

yang cukup besar. Di Amerika penduduk Muslimnya ber gerak antara 6-8 juta,7 
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baik yang berasal dari imigran maupun melalui konversi. Sekarang orang sudah 

mulai berbicara tentang Islam in the West, sebagai imbangan dari steriotipe Islam 

and the  West sebagai kelanjutan dari konsep klasik Dâr al-Islâm dan Dâr al-Harb, 

yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dunia mutakhir.
75

  

Di antara Muslim perantau di belahan bumi Barat itu, masih ada saja yang 

terpasung oleh konsep klasik Islam itu. Akibatnya perasaan keterasingan sering 

menghantui mereka di tanah air baru itu. Akan pulang kampung, situasi politik-

ekonomi juga tidak memberi ha rapan, selain harus berhadapan dengan rezim-rezim 

despotik yang korup yang tidak jarang mendapat pembenaran agama dari ulama 

yang tak paham peta. Munculnya kelompok garis keras Muslim umumnya berasal 

dari mereka yang merasa terasing ini. Ini adalah di antara tragedi diaspora Muslim 

di awal abad ke-21 yang tidak jarang menggunakan jubah Islam sebagai politik 

identitasnya.
76

  

Tetapi mereka yang percaya bahwa Amerika, misalnya, dapat saja menjadi 

bumi Islam, sekalipun jumlahnya minoritas, akan bersikap lebih longgar dalam 

menafsirkan ajaran Islam untuk mencari jawab tentang makna keberadaan mereka 

di sana. Kelompok ini umumnya terdiri dari mereka yang terdidik dengan berbagai 

profesi yang mampu bertanding dengan penduduk asli. Mereka ini tidak perlu ribut 

dengan masalah politik identitas dengan memakai label Islam, karena mereka sudah 

                                                           
75

 Ahmad Syafii Maarif Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita. ( Jakarta: Pusat 

Studi Agama dan Demokrasi, 2012), h. 26 
76

 Ahmad Syafii Maarif Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 27 



66 
 

   
 
 

merasa menjadi bagian dari mainstream masyarakat luas dengan segala kemampuan 

saringan kultural yang mereka miliki.
77

 

Beralih kepada realitas politik Indonesia kontemporer. Yang menjadi 

burning issues dalam kaitannya dengan masalah politik identitas sejak beberapa 

tahun terakhir ialah munculnya gerakan-gerakan radikal atau setengah radikal yang 

berbaju Islam di Indonesia. Sebagaimana partner mereka di bagian dunia lain, 

gerakan-gerakan ini juga anti-demokrasi dan anti-pluralisme, dan sampai batas-

batas yang jauh juga anti-nasionalisme. 

Sekalipun gerakan Islamisme  ini terdiri dari berbagai faksi di Indonesia, 

dalam satu hal mereka punya tuntutan yang sama pelaksanaan Syari„ah Islam dalam 

kehidupan bernegara. Faksi-faksi yang ingin kita bicarakan di sini ialah MMI 

(Majelis Mujahidin Indonesia), FPI (Fron Pembela Islam), dan HTI (Hizbut Tahrir 

Indonesia).
78

  

MMI, FPI, dan HTI. Sebenarnya literatur sudah tersedia yang membahas 

faksi-faksi Islam radikal ini. Seperti sudah dikatakan, semua faksi ini bersikeras 

untuk pelaksanaan Syari„ah dalam kehidupan bernegara. MMI misalnya sangat 

menyesalkan tersingkirnya Piagam Jakarta, khususnya pencoretan tujuh kata dari 

sila pertama Pancasila yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan Syari„at Islam 

bagi pemeluk-pemeluknya pada 18 Agustus 1945 atas prakarsa Hatta. Bagi MMI, 

penolakan arus besar umat Islam Indonesia terhadap pelaksanaan Syari„ah secara 
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konstitusional dengan sendirinya dapat masuk dalam kategori kafir, fasiq, dan 

zalim. 

Sedangkan FPI yang didirikan 17 Agustus 1998 di Pesantern Al-Umm, 

Ciputat, Tangerang, diprakarsai oleh beberapa habib dan kiyai. Tentang latar 

belakang kelahirannya, dikatakan bahwa umat Islam telah lama menjadi korban 

penindasan, seperti yang berlaku di Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Haur Koneng, 

dan Sampang, tetapi tidak terungkap dan tidak mendapat keadilan. Tetapi ada 

sebuah ironi disini. Tersiar berita bahwa ada oknum tentara hadir dalam pertemuan 

itu, bahkan memberikan bantuan dana dan latihan militer. Apa artinya ini? Tidak 

lain: oknum militer sedang main api yang dapat membakar Indonesia untuk jangka 

panjang, sekiranya kelompok-kelompok radikal ini dibiarkan melakukan tindakan-

tindakan kekerasan atas nama agama, seperti yang dilakukan atas pemboman gereja 

Katerdral di Makassar, penyerangan kantor kepolisian dan lain-lain, sementara 

aparat tidak mencegah perbuatan kriminal mereka.
79

 Bagi FPI,  segala tindakan 

kekerasan itu dinilai sebagai bagian dari prinsip nahi munkar (mencegah 

kemungkaran). Yang biadab adalah bahwa tindakan kekerasan itu dilakukan dengan 

cara-cara yang munkar oleh aparat swasta.  

Sedangkan HTI. Berbeda dengan MMI dan FPI yang bercorak lokal 

Indonesia, HTI adalah gerakan politik transnasional yang pertama kali digagas 

antara lain oleh Taqiyuddin al Nabhani, sempalan dari Ikhwan. Tujuan akhir 
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perjuangan politik mereka adalah terciptanya sebuah kekhilafahan yang meliputi 

seluruh dunia Islam di bawah satu payung politik. Bagi HTI, khilafah adalah 

satusatunya  sistem politik yang sejalan dengan kehendak Syari„ah.
80

  

Sistem demokrasi bahkan bertentangan dengan sistem Islam. Sistem ini 

tidak lain merupakan sistem kufur. Menurut HTI, kekhilafahan juga sebagai 

realisasi negara Syari„ah. Oleh sebab itu formalisasi Syari„ah harus dilakukan oleh 

negara. Sedangkan dalam sebuah negara-bangsa, seperti Indonesia, cita-cita ke arah 

realisasi Syari„ah menjadi tidak mungkin. Dalam perspektif ini, bagi HTI, konsep 

negara bangsa itu tidak lain hasil rekayasa penjajah yang kafir.
81

 Sekalipun diembeli 

dengan perkataan Indonesia, organisasi ini jelas bercorak transnasional, dimana 

bangunan negara-negara bangsa harus dilebur. Bukankah angan-angan semacam ini 

tidak lain dari sebuah utopia mereka yang berusaha lari dari kenyataan? Tetapi 

kritik HTI terhadap praktik demokrasi di berbagai tempat, bukan substansinya yang 

menempat kan setiap warga pada posisi yang setara dalam sebuah negara, me 

ngandung beberapa unsur kebenaran. Pertanyaannya adalah: mengapa HTI menutup 

mata terhadap praktik busuk kekhilafahan yang dipaksakan dalam berbagai periode  

sejarah Muslim? Bukankah sistem khilafah selama berabad-abad telah membunuh 

prinsip egalitarian yang diakui dalam demokrasi, yang begitu tegas dinyata kan 

dalam al-Qur„an? Pandangan yang ahistoris semacam inilah yang mengkhawatirkan 
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bahwa HTI berangan-angan menciptakan sebuah imperialisme agama  pada skala 

global.
82

  

Jika sikap mudah mengkafirkan orang-orang yang berlainan pendirian ini 

menyebar, maka sudah bisa dibayangkan bahwa yang akan terjadi adalah makin 

buyarnya suasana persaudaraan Muslim yang memang sudah lama rusak. Dengan 

kata lain, Mereka memonopoli kebenaran, sebuah keangkuhan  teologis yang 

muaranya satu:  menghancurkan peradaban dengan memakai lensa kacamata kuda. 

Sedangkan dalam Islam secara tegas melarang saling mengkafirkan antara satu 

sama lain, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw  

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي 

صلى الله عليه و سلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار 

 .جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله

 

Artinya: 

 

Diriwayatkan dari Musa bin Ismail dari Wahib dari Ayyub dari Abi Qalabah 

dari Tsabit bin Dhahhak, Rasulullah Saw bersabda “Barang siapa yang 

bersumpah dengan sumpah agama selain Islam secara dusta maka ia bagaikan 

apa yang ia katakan, dan barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu maka ia 

akan disiksa dengan sesuatu tersebut di neraka Jahannam, dan barang siapa 

yang melaknat seorang mukmin maka ia bagaikan orang yang membunuhnya, 

Dan barang siapa yang menuduh kafir kepada seorang mukmin maka ia 

bagaikan orang yang membunuhnya (HR al-Bukhari).
83
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Akhirnya Politik identitas dalam bentuk apa pun tidak akan membahayakan 

keutuhan bangsa dan negara ini di masa depan yang berfaham demokrasi, selama 

cita-cita para pendiri bangsa tentang persatuan dan integrasi nasional, semangat 

Sumpah Pemuda yang telah melebur sentimen kesukuan, dan Pancasila sebagai 

dasar filosofi negara tidak dibiarkan tergantung di awang-awang, tetapi dihayati dan 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kesungguhan 

dan tanggung jawab inilah yang sering benar dipermainkan oleh orang yang larut 

dalam pragmatism politik yang tuna moral dan tunavisi. Sikap semacam inilah yang 

menjadi musuh terbesar bagi Indonesia, dulu, sekarang, dan di masa datang.
84

  

 

C. Hasil Kajian Pemikiran Ahmad Syafi’i Ma’arif terhadap Demokrasi dan 

Keislaman Indonesia 

Pemikiran Ahmad Syafi‟I Ma‟arif melihat ada beberapa perkara yang harus 

dijadikan panduan terhadap penegakkan demokrasi. Tentunya dalam system 

demokrasi yang dinginkan Islam, nilai-nilai intelektual dan nilai-nilai spritiual 

haruslah saling menopang dan saling melengkapi. Konsep demokrasi Ahmad Syafi‟I 

Ma‟arif tidak jauh dengan penerapan nilai-nilai Islam. Kemudian secara umum 

demokrasi dalam islam dipahami sebagai syura atau musyawarah untuk memutuskan 

suatu perkarah. 
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Demokrasi harus punya orientasi moral. Inilah barangkali yang dimaksud 

iqbal sebagai demokrasi spiritual yang menjadi tujuan tertinggi Islam dalam 

kehidupan kolektif. Dibawah payung demokrasi spiritual ini masalah keadilan tidak 

lagi menjadi isu politik karena lawannya berupa ketidak adilan dinilai masyarakat 

sebagai budaya yang amat rendah dan tidak patut dilakukan oleh manusia beradab.
85

  

Sehingga untuk melihat bagaimana kontribusi pemikiran Ahmad Syafi‟I 

Ma‟arif terkait konsep demokrasi, maka kita akan kembali mendalami hasil-hasil 

renungannya untuk merefleksikan kembali bagaimana konsep demokrasi menurut 

Ahmad Syafi‟I Ma‟arif. Dengan begitu kita akan menemukan hal-hal yang penting 

dalam pemikiran Ahmad Syafi‟I Ma‟arif.  

Bila kita sungguh-sungguh ingin penegakkan demokrasi yang sehat atas nama 

pancasila, Ahmad Syafi‟i Ma‟arif melihat ada beberapa perkara yang harus dijadikan 

panduan pertama, isu demokrasi dan keterbukaan jangan hanya berhenti sampai pada 

tahap ekspediensi politik, dengan status qou. Sudah datang masanya bagi kita 

sekarang untuk bersama-sama memikirkan masalah bangsa ini secara sungguh-

sungguh, terbuka, dan tidak saling mencari kambing hitam. Dari UUD 1945 kita tahu 

persis bahwa tidak ada satu golonganpun yang berhak terus menerus memonopoli 

politik dinegara ini. Sistem kekuasaan mestilah menjadi sistem kekuasaan yang 
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terbuka. Dengan begitu pemilu yang akan datang harus lah menjadi sebuah pemilu 

yang benar-benar mencerminkan aspirasi politik rakyat.
86

 

Kedua trauma-taruma politik masa lalu yang telah mentelantarkan 

pembangunan bangsa kita secara keseluruhan jangan lagi dijadikan pertimbangan 

untuk tidak melaksanakan demokrasi tantangan yang dihadapi bangsa ini dimasa 

depan tidak mungkin lagi dapat dijawab bila rakyat yang secara keseluruhan masih 

bersikap acuh tak acuh dalam politik oleh sebab itu, konsep depolitisasi rakyat dalam 

jangka panjang pasti akan merugikan bangsa kita. Rakyat harus diberitahu peta 

politik kita yang sebenarnya. Dengan cara begitu, sense of belonging terhadap sistem 

politik demokrasi pancasila akan dapat tumbuh secara wajar, sehat, tanpa indoktrinasi 

dikalangan bangsa kita.
87

 

Ketiga, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang menjadi cita-cita 

pergerakan nasional bangsa Indonesia perlu kita kaji ulang untuk menilai apakah 

stretegi pembangunan orde baru sejauh memang akan mendekatkan kita kepada 

tujuan semula, maka koreksi terhadap perlu dilakukan secara jujur dan bertanggung 

jawab. Ekspendensi politik dalam menghadapi isu-isu besar bangsa bukanlah 

mencerminkan sikap bangsa yang dewasa. Kita ini sedang bergumul dengan 

perputaran waktu dalam proses memantapkan jati diri sebagai bangsa merdeka.
88
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Berdasarkan apa yang dibahasakan oleh Ahmad Sayafi‟I Ma‟arif bahwa 

demokrasi mensyarakatkan adanya keterlibatan seluruh masyarakat atau seluruh 

elemen masyarakat tanpa terkecuali untuk menentukan arah jalannya pemerintahan. 

Tidak hanya berhenti pada penentuan pejabat pemerintah, tapi juga adanya 

mengontrol dan menegur pemerintah, melalui ketersediaan ruang public, alat 

komunikasi serta instrument kenegaraan yang telah disediakan. Demokrasi adalah 

sebuah bentuk pemerintahan yang ideal, bila kita hendak membandingkannya dengan 

beberapa model seperti tirani, oligarki, dan aristokrasi.  

Selanjutnya, menarik juga dalam pemikiran konsep demokrasi oleh Ahmad 

Syafi‟I Ma‟arif, karena secara konteks Indonesia melihat demokrasi dengan 

mengaitkannya pada sila keempat pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena secara mendalam 

bahwa sila keempat mengacu pada system politik demokrasi, walaupun tidak 

tercantum secara eksplisit. Akan tetapi, dapat kita pahami bahwa Ahmad Syafi‟i 

Ma‟arif mengaitkan demokrasi konteks Indonesia dengan sila keempat, untuk 

memberikan pemhaman kepada khalayak umum bahwa demokrasi dibangun di 

Indonesia adalah demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai actor utama atau 

empunya kekuasaan. Bukan segelintir rakyat, melainkan seluruh rakyat Indonesia. 

Namun, ketika melihat kenyataannya pada masa sekarang, sangat jauh dari apa yang 

di jelaskan Ahmad Syafi‟I Ma‟arif karena rakyat justru sekedar menjadi pemenuhan 
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syarat legitimasi formal yang kemudian digiring dengan janji palsu, intimidasi, politik 

uang dan manipulasi hasil suara pemilu. 

Beberapa karakteristik yang harus ditampilkan dari warga negara yang 

berkarakter dan berjiwa demokratis, yaitu; Memilki sikap rasa hormat dan tanggung 

jawab, bersikap kritis, membuka diskusi dan dialog, bersikap terbuka, bersikap 

rasional, adil, dan selalu bersikap jujur. Warga negara yang otonom harus melakukan 

tiga hal untuk mewujudkan demokrasi konstitusional, yaitu menciptakan kultur taat 

hukum yang sehat dan aktif, ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif, 

mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsif, ikut menciptakan aparat 

penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab. Ciri-ciri ini yang kemudian 

dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di 

suatu negara. Parameter tersebut menurut Ahmad Syafi‟i Ma‟arif meliputi empat 

aspek yaitu:
89

 

1. Masalah pembentukan negara. Proses pembentukan kekuasaan akan sangat 

menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. 

Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat 

mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik. 

2. Dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan 

serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat.  
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3. Susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara 

distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu 

tangan. 

4.  Kontrol rakyat. Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat. 

Kemudian wacana Ahmad Sayafi‟i Ma‟rif menjelaskan bagaimana tentang 

prinsip-prinsip demokrasi Indonesia, sebagai berikut:
90

 

a. Adanya pembagian kekuasaan, 

Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan 

“kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki 

pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) 

lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas 

sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu.  

Pada hakekatnya pembagian kekuasaan dapat dibagi ke dalam dua cara, yaitu 

Pertama, Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. 

Maksudnya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, misalnya 

antara pemerintah pusat dengan dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, atau 

antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam suatu suatu negara 
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federal. Kedua, Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. 

Dalam pembagian ini lebih menitikberatkan pada pembedaan antara fungsi 

pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

b. Pemilihan umum yang bebas 

Bangsa-bangsa yang meraih kemerdekaannya setelah Perang Dunia II pada 

umumnya memiliki demokrasi sebagai sistem politiknya. Pemilihan umum adalah 

mekanisme politik yang inheren dalam sistem tersebut. Diharapkan dengan pemilihan 

umum, rakyat yang mempunyai aspirasi politikyang berbeda akan menyalurkan 

aspirasi mereka lewat partai-partai politikatau calon-calon yang mereka dukung. 

Indonesia juga menetapkan demokrasisebagai sistem politiknya. 

c. Kebebasan individu 

Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang 

kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk 

melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah 

pelembagaan dari kebebasan. 

d. Pengakuan hak minoritas 

Agar tercipta perlindungan terhadap kelompok minoritas harus ada pengakuan 

hak terhadap kelompok minoritas, misalnya terhadap penganutagama yang minoritas 

atau terhadap golongan ekonomi lemah seperti pedagang. 
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e. Pemerintahan yang berdasarkan hukum, 

Untuk mencegah negara yang berdasarkan kekuasaan belaka, hukum 

hendaknya ditempatkan pada posisi tertinggi. Dengan demikian negara bersamaan 

kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. 

f. Pers yang bebas, 

Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin 

oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah 

maupun diri seorang pejabat. 

g. Beberapa partai politik 

Agar tidak timbul diktator partai, diperlukan beberapa partai politik yang 

bebas bersaing untuk mengemukakan dan mengartikulasikan kepentingan 

masyarakat. 

h. Konsesus 

Konflik dapat diselesaikan dengan consensus dan negosiasi. Penyelesaian 

tidak boleh dilakukan dengan melakukan penekanan, apalagi kekerasan bersenjata. 

i. Persetujuan 



78 
 

   
 
 

Dalam sebuah negara demokrasi, setiap tindakan pemerintah dalam hal 

pengambilan keputusan dan kebijakan membutuhkan persetujuan dari pihak legislatif 

terlebih dahulu. 

k. Perlindungan Hak Asasi 

Perlindungan HAM telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan 

dengan proses reformasi dan pemantapan kehidupan berdemokrasi yang sedang 

berlangsung. Bangsa Indonesia melalui wakil-wakilnya di MPR telah mengambil 

suatu sikap yang lebih tegas dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM dengan 

mengesahkan ketetapan No.XVII/MPR/1998 mengenai HAM yang memuat Piagam 

HAM, diikuti dengan perubahan kedua UUD 1945 yang memasukkan pasal-pasal 

yang secara rinci dan tegas mengatur tentang pemajuan dan perlindungan HAM. 

Untuk lebih melindungi clan memajukan HAM, Pemerintah telah mengesahkan 

Undang Undang HAM No.39 tahun 1999 dan Undang-Undang No.26 tahun 2000 

tentang Pengadilan HAM. 

m. Kebebasan kebijaksanaan Negara 

Kebijakan negara adalah mengatur perilaku aparatur negara dan warga negara 

yang diatur oleh kebijakan pemerintah 

n. Pemerintah yang mengutamakan musyawarah 
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Presidensial di Indonesia bertumpu pada musyawarah dan mufakat 

sebagaimana digariskan para pendiri bangsa. 

Mengenai demokrasi di Indonesia, menurut Syafii, Indonesia mengalami 

perjalanan sejarah yang berbeda dengan kebanyakan negara-negara muslim. Sejak 

awal kemerdekaan, Indonesia sudah bersentuhan dengan demokrasi hingga sekarang. 

Itulah yang membedakan Indonesia dengan negara-negara muslim kebanyakan. Arab, 

menurut Syafii, berbeda dengan Indonesia. Di sana “agama dikorbankan demi 

mempertahankan legitimasi kekuasaan yang kumuh dan korup.”  

Ahmad Syafi‟I Ma‟arif setuju dengan demokrasi dalam tataran konsep, tetapi 

ia menolak demokrasi dalam prakteknya sekarang ini. Praktik demokrasi dewasa ini 

seakan menjauh dari idealnya demokrasi. Di bagian lain, Syafii Maarif dengan 

berapi-api mengatakan agar kualitas umat harus diutamakan dengan jalan 

mengeluarkan mereka dari kebodohan dan kemiskinan. Kedua persoalan itulah yang 

menjadi pangkal dari semua masalah umat hari ini. Kedua persoalan itu pula yang 

harus segera diselesaikan melalui pendidikan yang mumpuni.  

Selain itu penyusun juga mencoba menjelaskan substansi pokok permasalahan 

dengan mendeskripsikan pemikiran tentang demokrasi secara akurat dan obyektif 

dengan cara penelaahan terhadap karya-karyanya dan buku-buku yang mendukung 

penelitian ini. Setelah dilakukan penelitian secara mendalam, penulis berpandangan 

Ahmad Safi'i Ma'arif memiliki pandapat bahwa hanya sistem demokrasilah yang 
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seharusnya di jalankan di negeri ini, karena dengan sistem demokrasi inilah semua 

perbedaan, pertentangan serta yang lainnya bisa disejajarkan dan hidup 

berdampingan. Paham demokrasi dalam tujuan yang lebih ideal lagi bisa 

mewujudkan munculnya pemahaman dan pandangan terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan yang universal dengan tujuan memperjuangkan demokrasi Indonesia 

untuk Indonesia atau pribumisasi demokrasi dengan kultur Indonesia, tentu yang 

bercirikan kombinasi yang integralistik dari berbagai entitas, seperti politik budaya, 

rasionalitas dan kekuatan kultural atau yang sesuai dengan kandungan pancasila. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya 

mengenai Konsep Demokrasi Syafii  Ma‟arif  Dalam membendung Islamisme Di 

Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Konsep Demokrasi Syafii  Ma‟arif  dalam membendung Islamisme di 

Indonesia, kelompok Islamisme menjadi permasalahan utama yang harus 

dilawan sebab ini menjadi musuh NKRI yang dapat mengganggu keutuhan 

bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ahmad Syafii  Ma‟arif  sebagai 

salah satu cendikiwan yang menentang kelompok Islamisme yang ada di 

Indonesia dengan konsepnya yaitu: Negara berkeadilan bukan negara Islam,  

Sebutan untuk negara Islam bagi Maarif tidak diperlukan lagi. Tetapi yang 

harus diperjuangkan adalah masuknya moral Islam untuk menjadikan negara 

Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur,  Pancasila sebagai dasar 

negara, Menurut Syafii Maarif, penerimaan Pancasila sebagai dasar falsafah 

negara oleh para pemikir Muslim Indonesia yang lebih mudah ialah 

penerimaan secara sadar, bukan karena kalkulasi politik kekuasaan, bukan pula 

untuk mengganti Islam dengan Pancasila, sesuatu yang tidak mungkin, 

Menolak politik identitas Politik Identitas dengan Jubah Islam merupakan 
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salah satu  keprihatinan dan menjadi virus bagi negara yang memiliki sistem 

demokrasi 

2. Ahmad Safi'i Ma'arif memiliki pandapat bahwa hanya sistem demokrasilah 

yang seharusnya di jalankan di negeri ini, karena dengan sistem demokrasi 

inilah semua perbedaan, pertentangan serta yang lainnya bisa disejajarkan dan 

hidup berdampingan. Paham demokrasi dalam tujuan yang lebih ideal lagi 

bisa mewujudkan munculnya pemahaman dan pandangan terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan yang universal dengan tujuan memperjuangkan demokrasi. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Implikasi Teoritis 
 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi Ilmiah terhadap 

perkembangan Ilmu Politik Profetik dan memberikan pemahaman terkait kemajuan 

disiplin imu politik profetik khususnya studi pemikiran politik Islam. Penelitian ini 

secara eksplisit memaparkan bagaimana Konsep Demokrasi Syafii  Ma‟arif  Dalam 

membendung Islamisme Di Indonesia. sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan 

acuan disiplin ilmu politik profetik. 

2. Implikasi Praktis  

Peneelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luar atau 

yang membaca skripsi ini bahwa pada dasarnya faham Islamisme menjadi ancaman 

bagi sistem demokrasi di Indonesia sehingga Ahmad Syafii Ma‟rif mengeluarkan 

gagasan mengenai konsep demokrasi untuk membedung faham Islamisme. 
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