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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, sesuai SKB 

Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 ا 
alif 
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 

 ب
 

ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
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te 
 ث 

 
ṡa 
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es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
ḥa 
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ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
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de 
 ذ 

 
żal 
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zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
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zai 
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sin 
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syin 
 

sy 
 

es dan ye 
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es (dengan titik di bawah) 
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de (dengan titik di bawah) 
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ṭa 
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te (dengan titik di bawah) 
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zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
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apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
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ge 
 ف 

 
fa 
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ef 
 ق 

 
qaf 
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qi 
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 ل 
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we 
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ha 
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ha 
 ء 

 
hamzah 
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apostrof 
 ى 

 
ya 
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ye 
 Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 

pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda apostrof (’). 
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2. Vokal 

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

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا  

 kasrah i i ا  

 ḍammah u u ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ـ ى  

 fatḥah dan wau au u dan u ـ و  

 Contoh: 

 kaifa : ك ي ف   

ل     haula : ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan alif atau yā’ ā ...   ا | ...   ى 
a dan garis di 

atas 

ى   kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas ـــــ ـ

 ḍammah dan wau ū ـ و 
u dan garis di 

atas 

 Contoh: 

ات    māta : م 

م ى  ramā : ر 

 qīla : ق ي ل   

ت   و   yamūtu : ي م 
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4. Tā’ marbūṭah 

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

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ف ال   ة   الأ ط  ض  و   rauḍah al-aṭfāl : ر 

ل ة   ي ن ة   ا ل ف اض  د   al-madīnah al-fāḍilah : ا ل م 

ة   م  ك   al-ḥikmah : ا ل ح 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda tasydīd ( ــّ     ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّنا    rabbanā : ر 

ي نا    najjainā : ن جَّ

ق    al-ḥaqq : ا ل ح 

م    nu“ima : ن عّ 

 aduwwun‘ : ع د و  

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

ىّ )  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ــــ ـ

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ل ى  

بى    Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

6. Kata Sandang 

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

ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

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

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 
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Contoh: 

س    al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّم 

ل ة   ل ز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا لزَّ

 al-falsafah : ا ل ف ل س ف ة  

 al-bilādu : ا ل ب لا د 

7. Hamzah 

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

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

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

ن   و  ر   ta’murūna : ت أ م 

ع    al-naw‘u : ا لنَّو 

ء    syai’un : ش ي 

ت   ر   umirtu : أ م 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (  الل) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh: 

ي ن  الل      billāh ب الل    dīnullāh د 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ة  الل   م  ح   hum fī raḥmatillāh =  ه م  ف ي  ر 

10. Huruf Kapital 
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Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang 

berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 

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

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

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

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

(Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

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

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

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

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Nur Ilham 

NIM : 80100220026 

Program Studi : Dirasah Islamiyah 

Konsentrasi : Pemikiran Islam 

Judul : Telaah Pemikiran Nurcholish Madjid Terhadap Politik 

Identitas 
 

Fokus penelitian ini adalah Mengetahui corak pemikiran politik 

Nurcholish Madjid, memahami keadaan politik identitas di Indonesia dan 

menganalisis relevansi jargon Islam yes, partai islam no dengan fenomena 

politik identitas di Indonesia ? 

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian literatur atau studi 

kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan filosofis dan 

pendekatan sejarah (historical approach). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa corak pemikiran politik 

Nurcholish Madjid bercirikan inklusivitas, pluralisme, dan nilai-nilai universal 

Islam. Cak Nur menekankan pentingnya memisahkan antara agama sebagai 

sumber nilai moral dan politik praktis. Madjid menganggap bahwa nilai-nilai 

Islam harus diaplikasikan dalam kehidupan publik tanpa mengasosiasikannya 

dengan partai politik berbasis agama. Dia juga mengadvokasi demokrasi, hak 

asasi manusia, dan pendidikan yang menekankan toleransi dan pluralisme. 

Latar belakang munculnya jargon “Islam Yes, Partai Islam No.” adalah 

kekhawatiran Nurcholish Madjid terhadap eksklusivisme dan sektarianisme 

yang bisa ditimbulkan oleh partai politik berbasis agama. Dia percaya bahwa 

partai politik Islam cenderung memecah belah masyarakat dan digunakan 

untuk kepentingan politik jangka pendek oleh elit. Madjid juga melihat bahwa 

nilai-nilai Islam yang universal dan inklusif lebih baik diterapkan dalam 

kehidupan sosial dan politik tanpa harus terikat pada wadah partai politik 

tertentu. Dia mendorong penerapan nilai-nilai Islam yang berfokus pada 

keadilan, kebersamaan, dan kemanusiaan. Relevansi jargon "Islam Yes, Partai 

Islam No" dengan fenomena politik identitas di Indonesia sangat signifikan 

menurut Nurcholish Madjid. Jargon ini mengajarkan pentingnya pluralisme 

dan inklusivitas dalam politik, yang bisa mengurangi polarisasi dan 

sektarianisme di masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai Islam tanpa 

mengasosiasikannya dengan partai politik tertentu, masyarakat dapat 

mencegah manipulasi politik identitas oleh elit politik.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara dengan masyarakat majemuk yang 

berideologi pancasila, namun pasca reformasi hingga saat ini kehidupan 

bangsa Indonesia selalu dihadapkan masalah yang tidak bisa dianggap remeh. 

Salah satunya adalah merebaknya politik identitas. Praktik demokrasi yang 

lebih mengedepankan kesejahteraan dan ketertiban umum seakan sirna 

akibat manufer polarisasi politik. 

Menjadi konsekuensi logis bahwa politik nasional tahun ini dan 

sebelumnya banyak dinamika yang mampu meruntuhkan kesatuan Negara 

Indonesia, salah satu dinamika munculnya politik praktis dengan isu politik 

identitas yang hampir setiap tahun dibahas, yang diwarnai dengan berbagai 

pendapat prokontra. 

Pembahasan politik identitas baru muncul pada tahun 1970, ilmuan 

sosial baru tertarik terhadap isu politik identias, bermula di Amerika Serikat, 

ketika menghadapi masalah minoritas, jender, feminisme, Ras etnisitas dan 

kelompok kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan dan merasa 

teraniaya. Dalam perkembangan selanjutnya cakupan politik identitas ini 

meluas kepada masalah agama, kepercayaan dan ikatan-ikatan kultural yang 

beragam.1  

L.A. Kauffman yang pertama kali menjelaskan hakikat politik identitas 

dengan melacak asal muasalnya pada gerakan mahasiswa anti kekerasan yang 

dikenal dengan SNCC (the student Nonviolent Coordinating Committee), sebuah 

 

1 Ihsan Ali Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean, Politik identitas dan masa depan 
pluralisme kita, (Paramadina, 2010), h. 3 
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organisasi gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat di awal 1960.2 Masalah 

munculnya istilah kata politik identitas masih buram hingga saat ini. Namun 

secara umum politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota 

sebuah kelompok yang merasa didiskriminasi dan tersingkir oleh dominasi 

besar dalam suatu bangsa dan Negara. 

Lebih lanjut isu politik identitas beberapa waktu belakangan ini selalu 

dibahas mulai dari jagat media sosial maupun media cetak di Indonesia. 

Wacana ini kemudian menggiring kontroversi mengenai boleh tidaknya 

sebuah organisasi atau kelompok menggunakan politik identitas, atau politik 

identitas saling berkaitan dengan polarisasi dan politik praktis, di Indonesia 

politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi dan 

kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit 

dengan artikulasinya masing-masing. 

Stigma politik identitas berawal dari perbedaan pemahaman dalam 

memahami suatu konsep dan menempatkan konteks. Konteks misalnya 

membahas ruang, waktu, dan kondisi yang melatari. Politik identitas sebagai 

suatu konsep yang tidak bisa keluar dari jalur konteks, sebab kontekslah yang 

menjadi tolak ukur dalam memaknai konsep. Dengan demikian, jika 

mengabaikan konteks dari konsep politik identitas  sama saja melahirkan 

ideologi baru yang keliru dan sesat terhadap konsep tersebut. 

Uraian mengenai politik identitas di Indonesia tidak terlepas dari 

makna identitas itu sendiri.3 Mengartikan identitas atau jati diri sebagai 

pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang 

 

2 L.A. Kauffman, The Anti-Politics of Identity, Socialist Revew, No. 1, Vol. 20 1990, h. 67-
68 

3 Parsudi Suparlan, Hubungan Antar suku dan Bangsa, (KIK Press: Jakarta, 2004), h. 
25 
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menjadi satu kesatuan menyeluruh yang ditandai dengan masuk atau terlibat 

dalam satu kelompok atau golongan tertentu. 

Kasus pilkada DKI Jakarta tahun 2016 telah menjadi fenomena dan 

menjadi perhatian masyarakat, bukan hanya publik DKI Jakarta tapi juga 

masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Munculnya kasus Q.S Al-Maidah 

(5): 51.4 Oleh salah satu pasangan calon hingga memunculkan aksi damai 212 

di Jakarta, menjadi bagian yang sangat fenomenal.  

Fenomena pilkada DKI Jakarta dikonstruksi sebagai narasi politik oleh 

kelompok elit politik tertentu sebagai wacana instrument untuk 

meggambarkan ketakutan kalah pada pihak lawan politiknya, sehingga 

mampu meruntuhkan citra dan menyudutkan figur tertentu yang biasanya 

dinilai kuat dan berpotensi menang, kemudian mampu mengalahkan lawan 

lainnya sehingga perlu disudutkan dengan berbagai macam narasi. 

Isu yang digunanakan dalam narasi salah satunya larangan memilih 

pemimpin non-Muslim Basuki Tjahya Purnama atau yang akrab disapa Ahok 

yang merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017, yang 

kemudian menduduki jabatan Gubernur DKI Jakarta ketika itu mengagantikan 

Joko Widodo yang dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 

2014. 

Penggunaan simbol agama dalam pilkada DKI Jakarta menjadi 

pembangkit atas faktor terpilihnya Anis Baswedan terhadap lawannya, 

kemudian berlanjut dengan Aksi Bela Islam Jilid 2 yang digelar 2 Desember 

2017 atau disebut 212. Inilah aksi terbesar selama ini dengan pengikut 

mencapai jutaan orang. Demo berikutnya masih digelar hingga Aksi 505, Kasus 

 

4 E. Sari Kebangkitan Politik Identitas Islam pada Arena Pemilihan Gubernut Jakarta. 
Kritis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 1 No. 1 2016. h. 145. 
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dugaan penistaan agama ini membuat perolehan suara Ahok-Djarot amblas. 

Pada putaran kedua, Anies Baswedan-Sandiaga Uno berhasil memenangkan 

Pilkada DKI Jakarta. 

Menurut analisis penulis paragraf di atas ini menyoroti bagaimana 

simbol agama digunakan sebagai alat politik dalam Pilkada DKI Jakarta. Hal ini 

menunjukkan bahwa isu agama memainkan peran penting dalam membentuk 

opini publik dan mempengaruhi hasil pemilihan, aksi ini merupakan 

demonstrasi terbesar, dengan jutaan pengikut, menunjukkan besarnya 

mobilisasi massa berdasarkan isu agama. asus dugaan penistaan agama yang 

dituduhkan kepada Ahok berimbas pada merosotnya perolehan suara bagi 

pasangan Ahok-Djarot. Ini mengindikasikan bahwa isu agama sangat efektif 

dalam mengubah persepsi dan dukungan publik.  Kemudian kemenangan 

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada putaran kedua Pilkada dengan politik 

identitas, menegaskan bahwa faktor identitas (dalam hal ini, agama) memiliki 

pengaruh besar dalam proses pemilihan. 

Narasi agama pernah juga terjadi pada Megawati dengan isu 

perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Amien Rais yang merupakan Ketua 

Umum PAN awalnya pendukung Megawati sebagai penggerak reformasi. Akan 

tetapi di tengah jalan membentuk Poros Tengah. Poros Tengah terdiri dari 

partai-partai Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PAN, Partai 

Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai 

Keadilan (sekarang menjadi PKS). Mereka menolak Megawati menjadi 

presiden dengan alasan gender. Poros Tengah ini memilih Gus Dur sebagai 

presiden yang kemudian mengalahkan Megawati. Gus Dur meraih 373 suara, 

sementara Megawati 313 suara.5 

 

5 Afdal Tanjung, Gerakan PDIP (Jakarta: YPTN, 2000), h. 9. 
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Abd. Rasyid Masri sebagai profesor yang menekuni ilmu sosiologi dan 

komunikasi mengemukakan sebenarnya semua kerja-kerja politik di 

Indonesia tidak terlepas dari politik identitas, sebab politik selalu 

membutuhkan isntrumen atau kendaraan media untuk menyatakan diri lewat 

identitas seperti agama, suku, budaya, organisasi dan paham ideologi dan 

komunitas primodial lainnya.6 

Menilai politik identitas sebenarnya bukanlah suatu masalah, sebab 

ditinjau dari aspek kebudayaan, semua orang memerlukan identitas. 

Terkadang politik identitas baru akan menjadi masalah ketika dimanipulasi 

dan dieksploitasi sedemikian rupa untuk kepentingan politik yang sempit, 

sehingga menjadi masalah.7 

Namun, memandang realitas di atas seakan mempertegas bahwa 

fenomena agama khususnya agama Islam selalu ada dalam skema politik di 

Indonesia. Pada sisi lain, bahawa ada kekhawatiran ketika simbolisasi syariat 

akan mengancam integrasi dan sekaligus akan merusak kesucian agama serta 

kekhawatiran bahwa agama akan dijadikan alat kepentingan politik elit 

tertentu.8  

Tidak dipungkiri masalah manipulasi, eksploitasi, penggunaan simbol 

agama yang dilakukan oknum tertentu dalam kepentingan politik sejauh ini 

telah sukses diaplikasikan, isu yang di dengungkan dalam bingkisan politik 

mungkin akan meruntuhkan masyarakat plural di masa yang akan datang. 

 

6 UIN Politik Identitas Menuju Pemilu, Situs Resmi UIN Alauddin Makassar. 
https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/politik-identitas-menuju-pemilu-presiden (13 
April 2023). 

7 M Aswin, Model Pola hubungan harmonisasi antar umat Beragama di Kota Medan,  
Journal Analytica, No. 2, Vol.2, h. 292  

8 Syahrir Karim, Post-Islamisme Aksi Politik Islam Kontemporer, Jurnal Politik 
Profetik, No. 1, Vol. 9 2021, h. 120-121. 

https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/politik-identitas-menuju-pemilu-presiden%20(13
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Gagasan yang di sodorkan Nurcholish Madjid pada tahun 1970 

menyampaikan pidato “Keharusan Pembaruan dalam Islam dan Masalah 

Integrasi Ummat”, inti pidato yang di sampaikan adalah kegelisahan 

intelektual Nurcholish melihat kebuntuan pemikiran umat Islam di Indonesia 

dan hilangnya kekuatan daya dobrak psikologis dalam perjuangan mereka. 

Kemandegan itu beliau  lihat dari bagaimana umat Islam tidak bisa 

membedakan hal yang bersifat transenden dan temporal. Bahkan umat Islam 

kadang menempatkan nilai-nilai temporal menjadi nilai transenden, 

begitupun sebaliknya.9 Maka solusi yang menjadi jalan keluar kebuntuan 

tersebut adalah upaya pembaruan stigma masyarakat. 

Nurcholish Madjid, menyarankan agar segera digantikannya 

kecenderungan ideologi partai-partai dan jangan tenggelam dengan pola lama. 

Sebagaimana mengkritik kecenderungan para tokoh Muslim waktu itu 

sebagaimana telah mengsakralkan, institusi-institusi profan seperti: partai 

Islam, ideologi Islam, dan gagasan Negara Islam. Dalam kerangka pikir 

Nurcholish Madjid, yang absolut hanyalah Allah semata, sedangkan persoalan 

Negara Islam, partai Islam atau ideologi Islam tidaklah sakral, karena al-Quran 

juga tak memerintahkan pembentukan pranata-pranata semacam itu. Dalam 

bingkai premis tersebut kemudian dia menyerukan “Islam yes, partai Islam 

no” sebuah slogan yang dikemukakan untuk mendorong umat Islam agar 

mengarahkan komitmen mereka kepada nilai-nilai Islam, bukan kepada 

institusi-institusi kendatipun memakai nama Islam. Penolakan Nurcholish 

Madjid terhadap institusi kepartaian Islam haruslah dipahami sebagai 

penolakan bukan karena Islamnya, tetapi perlu dilihat sebagai ketidak 

 

9 Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di 
Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 137 
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setujuannya terhadap pemanfaatan Islam oleh mereka yang terlibat dalam 

kehidupan partai politik Islam.Tingkah laku politik dan pemanfaatan Islam 

seperti itu pada gilirannya justru menjatuhkan nilai-nilai ajaran Islam 

sebenarnya.10  

Jargon Islam yes, partai Islam no salah satu gagasan yang sering 

menjadi kritik tersebut menjadi istilah ide sekularisasi. Menurut para 

pengkritiknya bahwa ide tersebut dapat menjadi hal yang berbahaya bagi 

akidah umat Islam karena merupakan gagasan yang berasal dari Barat.  

Namun sekularisasi menurut Nurcholish tidak demikian. beliau 

mengatakan bahwa sekularisasi tidaklah bermaksud sebagai penerapan 

sekularisme dan mengubah kaum muslim menjadi sekularis. Namun ini 

dimaksudkan agar umat Islam menduaniawikan hal-hal yang mestinya 

bersifat duniawi dan melepaskan kecenderungan untuk meng ukhrawikan-

nya.11 

Nurcholish Madjid mencoba memberikan alternatif persoalan di atas 

khusunya berdimensi teologis menyerukan agar kaum muslim berhenti 

menyucikan hal-hal yang memang tidak suci.12 Pada masa lalu wilayah suci itu 

relatif terbatas pada objek-objek fisikal yang dikenal masyarakat, namun 

kemudian wilayah suci dan sakral tersebut berkembang luas ke dalam bentuk 

organisasi atau partai politik. Menurut Nurcholish jika umat Islam konsisten 

dengan tauhid yang dianutnya harusnya mereka melepaskan diri dari hal-hal 

 

10 Aminudin, Kekuatan Islam dan pergulatan kekuasaan di Indonesia: Sebelum dan 
sesudah runtuhnya rezim Soeharto, (Pustaka Pelajar 1999). h. 79. 

11 Nurcholish Madjid, Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan, (Jakarta: Paramadina, 
1998), h. 122. 

12 Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di 
Indonesia, h. 125. 
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yang tidak sakral selain hanya pada Tuhan. Dengan kata lain pemutlakan itu 

hanya untuk Tuhan, sehingga yang sakral hanya Tuhan semata. 

Pemikiran Nurcholish Madjid menjadi daya tarik dalam cara pandang 

berpikir yang menjadi virus dikala itu. Mitos yang secara diam-diam menyebar 

luaskan pemikiran Nurcholisisme yang sebagai model kerangka berpikir 

kritis. Seperti studi yang dilakukan oleh Anders Uhlin tentang wacana politik 

intelektual di Indonesia yang mengkategorikan sebagai Neo Modernisme 

Islam dikarenakan gagasanya tentang demokrasi yang bersumber dari dunia 

Muslim dan Barat sejak tahun 1970an itu.13 

Begitu menariknya menelaah pemikiran Nurcholish Madjid yang 

sebenarnya kontroversial waktu itu, beliau sebagai pencetus gerbong 

pembaruan yang kemudian hari meruntuhkan mitos pembangkangan politik 

Islam.14 Dalam hal ini Politik Islam untuk waktu yang agak lama, memang 

pernah menjadi sasaran kecurigaan politis dan ideologis. Masa-masa itu 

ditandai dengan wacana politik, yang sering mangasosiasikan politik Islam 

dengan gerakan ekstrim kanan. Persepsi yang ingin dimunculkan adalah 

bahwa Islam secara politis dan ideologis merupakan ancaman atas gagasan 

negara-bangsa dan pancasila sebagai dasarnya.15  

Sejak meluncurkan gagasan sekularisasinya pada 1970-an itulah 

sebagai intelektual, pemikiran Nurcholish banyak dikaji dan dibahas dalam 

konteks hubungan dan dinamika keislaman dan keindonesiaan. Beliau bahkan 

dijuluki sebagai "lokomotif kaum pembaharu" yang dimasukkan ke dalam 

 

13 N. Janah, Nurcholish Madjid dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi dan 
Kontroversi). Cakrawala: Jurnal Studi Islam, No. 1 Vol, 12, 2017, h. 44–63. 

14 A. Munir Mulkham, Runtuhnya Mitos Politik Santri (Yogyakarta: Sipress, 1999), h. 
37. 

15 Bahtiar efendy, Repolitisasi Islam Prnahkah Islam berhenti Berpolitik, (Bandung : 
Mizan, 2000), h. 235 
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aliran neo-modernis Islam bersama Harun Nasution, Abdurrahman Wahid, 

Jalaluddin Rahmat, dan lainnya.16  

Beranjak dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik menggali 

pemikiran Nurcholish Madjid dalam ungkapannya Islam yes, partai Islam no, 

yaitu faktor yang melahirkan atau setting sosial dan politik yang 

melingkupinya. Kemudian meneropong keterkaitan politik identitas dalam 

jargonnya dewasa ini. 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari fokus penelitian di atas, maka pokok permasalahan 

dalam penelitian rumusan masalah yang diangkat yakni: 

1. Bagaimana corak pemikiran politik Nurcholish Madjid ? 

2. Bagaimana keadaan politik identitas di Indonesia? 

3. Bagaimana relevansi jargon Islam yes, partai islam no dengan fenomena 

politik identitas di Indonesia ? 

C. Pengertian Judul 

Berdasarkan pengertian judul yang telah dideskripsikan di atas maka 

maksud dari judul yang ditulis oleh peneliti adalah suatu kajian yang 

membahas tentang segala ide dan gagasan Nurcholish Madjid yang berkaitan 

dengan karya beliau dan hubungannya dengan politik identitas. 

Politik identitas adalah memfokuskan pada pembedaan dan 

pemanfaatan ikatan primordial sebagai kategori utamanya. Politik identitas 

dapat memunculkan toleransi dan kebebasan.17 Bisa dimaknai sebagai strategi 

 

16 Anas Urbaningrum, Islam-Demokrasi : Pemikiran Nurcholish Madjid, (Jakarta: 
Republika, 2004). h. 56 

17 Lihat Agnes Heller, Sonja P. Riekman, Biopolitik: the Politic of the Body, Race and 
Nature, (California: Avebury, 1996). 
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dan kontestasi ikatan simbol kultural agama, kesukuan, ras dan kelompok 

dalam memperjuangkan siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. 

Pemikiran adalah cara, proses, perbuatan dan memikirkan. 

Permasalahan yang memerlukan dan pemecahan.18 Dalam hal ini peneliti 

menganalisis pandangan Nurcholish Madjid sebagai objek penelitian. 

Nurcholish Madjid adalah seorang tokoh atau modernis Islam 

Indonesia, yang aktif  tampil dalam melakukan gerakan modernisasi 

pemikiran dalam islam, sejak orde baru, baik bentuk wacana maupun lembaga 

atau institusi. 

Islam yes, partai islam no adalah pernyataan Nurcholish Madjid  pada 

tanggal 3 januari 1970 berjudul “Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan 

Masalah Integrasi Umat”. 

Adapun ruang lingkup penelitian tesis ini adalah mengkaji lebih jauh 

corak pemikiran politik Nurhcolish Madjid. Melalui karya-karya Nurcholish 

Madjid, peneliti menganalisis terkait dengan pandangannya tentang politik di 

Indonesia dan kontribusi pemikirannya terhadap politik di Indonesia, 

kemudain menghubungkan dengan keterkaitan politik identitas. 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa politik identitas pespektif 

Nurcholish Madjid telaah pemikiran Islam yes, partai Islam no belum ada yang 

meneliti sebelumnya. Kalaupun pokok masalah tersebut sudah dibahas oleh 

peneliti sebelumnya namun paradigma dan pendekatan yang digunakan 

berbeda. Maka penulis mengambil beberapa bahan sebagai perbandingdan 

 

18 Emi Zul Fazzi, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cet. Ketiga, (Jakarta: Difa Publiser, 
2008). h. 164 
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penunjang dalam karya tulis ilmiah ini yang bersumber dari buku dan 

literatur-literatur antara lain sebagai berikut: 

1. Idzam Fautanu, Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 

2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid. POLITICON : 

Jurnal Ilmu Politik Vol.2 No.2, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

politik identitas masyarakat Muslim DKI Jakarta dilandasi agama dan 

pada prinsipnya adalah suatu keniscayaan dalam budaya politik. 

Sementara corak politik identitas masyarakat Muslim DKI Jakarta 

dalam bentuk ukhuwah Islamiyah dan lebih kepada faktor budaya dan 

keagamaan. Diwujudkan dalam bentuk keaktifan dalam rangka 

mensukseskan kampanye, menggerakan masyarakat Muslim sebagai 

politik identitas dan mendukung kemenangan pasangan Anies-Sandi 

dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Karya ilmiah yang diteliti di atas ada 

persamaan terkait pemikiran Nurcholish dan kaitannya terhadap 

politik identitas. Beberapa pertimbangan mengenai perbedaan 

penelitian di atas, pertma, metodologi penelitian yang digunakan 

adalah library research sedangkan penelitian di atas filed research. 

Kedua, Fokus kajiannya mengenai perilaku politik identitas 

masyarakat Muslim DKI Jakarta Pilkada 2017 kemudian kajian 

pemikiran Nurcholish Madjid tidak dijelaskan mengenai jargonnya 

yang berkaitan dengan politik identitas. 

2. Budi Prasetyo, Konsep Sekularisasi dalam Pemikiran Nurcholish 

Madjid, Sulesana Volume 11 Nomor 2 (2017), dalam journal 11 

halaman ini membahas sekularisme Nurcholish Madjid bahwa 

pembebasan manusia dari hal-hal yang bersifat syirik untuk 

mengesakan Allah, menyadari akan tugas dirinya sebagai manusia di 
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bumi dalam rangka perbaikan hidupnya. Sekularisme adalah suatu 

kecenderungan melihat permasalahan dari sudut duniawi dan 

kekinian, dengan suatu cara-cara yang rasional, maupun empiris. Maka, 

dari sudut pandang ilmu pengetahuan, sekularisme berarti 

pembebasan manusia dari agama dan metafisika, atau tepatnya 

terlepasnya dunia dari pengertian religious Yang suci, non rasional, 

apalagi pandangan yang bersifat mistis. Jadi sekularisasi tidaklah 

dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum 

muslimin menjadi sekularisme, tetapi dimaksudkan untuk 

menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi, 

dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk meng-

ukhrawikannya.  

3. Syafuan Rozi, Firman Noer, Irene Hiraswari Gayatri, Mochtar 

Pabottingi, (Alm.) Muridan S. Widjojo, Politik identitas : problematika 

dan paradigma solusi keetnisan versus keindonesiaan di Aceh, Riau, 

Bali dan Papua, Jakarta: Bumi Aksara, 2018. Buku ini merupakan 

kumpulan tulisan mengenai kajian politik identitas berisi problematika 

dan solusi masalah kebangsaan di era kekinian, tatkala bangsa 

Indonesia di era pasca orde baru mengalami transisi memasuki era 

demokratisasi dan reformasi di berbagai bidang kehidupan. 

4. Zaidan Nawawi, Kontestasi Politik Identitas, Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2022. Buku ini berusaha melihat sejumlah faktor yang 

mempengaruhi munculnya konflik dalam proses kontestasi. Buku ini 

berusaha mengenali akar persoalan yang sifatnya konfliktual dan 

kemudian mencari resolusinya. Konteks pembahasan buku ini tentu 

Indonesia secara umum, kemudian dikerucutkan pada persoalan 
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pilkada di mana masing-masing daerah memiliki sejumlah 

karakteristik lokalitas yang tentunya berbeda dan unik, sehingga 

konflik yang muncul di suatu daerah tidak berarti sama tipologi dan 

penyebabnya dengan daerah lain. Kepada daerah yang selama ini 

dianggap berhasil dalam proses penyelenggaraan pilkada dalam arti 

tidak ada riak-riak konflik yang merusak tatanan demokrasi. Potensi 

konflik berlatar politik kontestasi akan selalu menjadi ancaman dan 

upaya mengatasinya tidak berarti dengan mudah dilakukan. 

5. Burhanuddin Muhtadi, Populisme, politik identitas, dan dinamika 

elektoral: mengurai jalan panjang demokrasi prosedural. Malang: 

Intrans Publishing, 2019. Dalam buku 304 halaman tersebut, 

Burhanuddin merilis gagasannya dalam rentang kajian berbagai 

momentum politik, termasuk diantaranya: Pilpres 2014, Pilkada DKI 

2016, termasuk Pilkada Serentak 2018 hingga bagian dari tahap awal 

Pilpres 2019. Penjelasan pada bahagian awal dari buku tersebut 

dengan terang mendasarkan dirinya pada konsep populisme 

sebagaimana dimaknai menjadi gerakan anti status quo. Dalam kancah 

politik, populisme ditandai dengan upaya menempatkan publik sebagai 

arus utama dan center point. 

6. Muhammad Hari Zamharir, Agama dan Negara Analisis Kritis 

Pemikiran Politik Nurcholish Madjid. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 

2004. Dalam buku tersebut telah dipaparkan latar kesejarahan politik 

orde baru serta wacana hubungan agama dan Negara di Indonesia. 

Penulis ini, juga membuat potret deskriptif mengenai pemikiran 

Nurhcolish Madjid tentang islam dan Negara dalam sistem politik 

Indonesia pasca soeharto. 
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E. Kerangka Teoritis 

Dialektika mengenai poltik identitas dalam pemikiran Islam dan Barat 

selalu menemukan wacana babak baru sampai di abad modern ini. Itulah 

sebabnya diskursus pembahasan politik identitas masih menjadi isu hangat di 

berbagai belahan Negara sampai saat ini, termasuk diwilayah Indonesia. 

Terkait permasalahan tersebut, penyusunan kerangka teoritis dalam 

penelitian ini dimaksudkan dapat dipahami lebih mendalam. Untuk lebih 

jelasnya, berikut penjelasan gambaran skema konstruksi kerangka teoritis 

penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, dapat dideskripsikan bahwa 

penelitian ini adalah pemikiran politik Nurhcolish Madjid tentang politik 

identitas dengan menganalisa perkataan Cak Nur  islam yes, partai islam no. 

Oleh karena itu, landasan teori yang digunakan berangkat dari corak 

pemikiran Nurcholish Madjid yang terdapat dalam literatur atau karya ilmiah.  

 

Pemikiran Politik Nurcholish Madjid 

Partai Islam Politik Identitas 

Relevansi Fenomena Politik Identitas dengan 
Pemikiran Nurcholish Madjid 
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F. Metodologi Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian literatur atau studi ke-

pustakaan (library research), maka metode yang digunakan adalah metode pe-

nelitian kualitatif dengan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library 

research) karena data yang diteliti berupa naskah-naskah atau buku-buku, 

atau majalah–majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan. 

2. Jenis Pendekatan 

Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis 

terhadap pemikiran seorang tokoh di masanya, serta pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah pendekatan sejarah (historical approach).19 

Historical approach atau pendekatan sejarah ialah penelaahan 

dokumen serta sumber-sumber lain yang mengandung informasi terdahulu 

dan dilaksanakan secara sistematis, dengan mempelajari sesuatu yang lampau 

agar dapat memahami keadaan, praktik pendidikan dengan lebih baik dan 

selanjutnya dapat memecahkan permasalahan yang timbul dengan 

berdasarkan pada pengalaman yang lama.20 

3. Sumber Data 

Dalam mengumpulkan data mengenai Politik Identitas Perspektif 

Nurcholish Madjid Telaah Pemikiran Islam Yes, Politik Islam No.  bahan 

referensi yang dijadikan bahan penelitian adalah karya-karya ilmiah berupa 

buku, jurnal karya Nurcholish Madjid, buku karya orang-orang terdekat, buku 

 

19Lihat Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. VII; Jakarta: Rineka Cipta, 
2005), h. 252. 

20Lihat Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, h. 253. 
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karya orang lain yang relevan dengan pembahasan. Oleh karena itu, penulis 

menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun di antaranya ialah 

sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung berkaitan dengan 

objek riset. Jadi, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

buku-buku yang ditulis langsung oleh Fazlur Rahman dan buku yang relevan 

dengan pembahasan. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan 

melengkapi data-data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian 

ini adalah karya ilmiah atau bahan pustaka yang membahas tentang gagasan 

dan teori Fazlur Rahman. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder 

adalah: Fazlur Rahman: Kajian terhadap Metode Epistemologi dan Sistem 

Pendidikan yang ditulis oleh Sutrisno, Pemikiran Pendidikan Islam: Gagasan-

Gagasan Para Ilmuwan Muslim yang ditulis oleh Abu Muhammad Iqbal, serta 

Aliran Pemikiran Pendidikan Islam: Hadharah Keilmuan Tokoh Klasik Sampai 

Modern yang ditulis oleh Abd. Rahman Assegaf. 

b. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode 

reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data 

sebagaimana yang dipahami penulis adalah proses pemilihan, penyederhanaa, 

kategorisasi dan transformasi dari data yang diperoleh di lapangan. 

Sementara display data adalah analisis merancang data yang diperoleh 

kemudian menentukan jenis dan bentuk data serta memasukkan nya ke dalam 

matriks. Setelah melakukan dua tahap di atas, maka selanjutnya adalah 
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penarikan kesimpulan dengan cara menuliskan informasi-informasi yang 

penting secara garis besar. 

c. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap terpenting dari sebuah penulisan. 

Sebab, pada tahap ini dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan sebuah penyampaian yang benar-benar dapat 

digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan.  

Secara definitif, analisis data merupakan proses pengorganisasian dan 

pengurutan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

dirumuskan oleh data.Adapun bentuk teknik analisis data yang akan 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Analisis Deskriptif  

Metode analisa deskriptif yaitu usaha utuk mengumpulkan dan 

menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data 

tersebut.21Pendapat ini di-perkuat oleh Lexy J. Moleong, analisa data deskriptif 

tersebut adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar bukan 

dalam bentuk angka-angka. Hal ini dikarenakan adanya penerapan metode 

kualitatif, selain itu semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci 

terhadap apa yang sudah diteliti.22 

Penelitian deskriptif ini digunakan sebagai upaya untuk memecahkan 

atau menjawab persoalan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, 

dilakukan dengan menjalankan seluruh prosedur mulai dari pengumpulan, 

 

21Lihat Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 207. 

22Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2009), h. 6. 
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klasifikasi, analisis data, mengandung kesimpulan dan laporan dengan tujuan 

utama untuk membuat deskripsi suatu keadaan secara obyektif dalam 

deskriptif situasi.23Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-

kutipan data dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian 

laporan tersebut, kemudian peneliti menyimpulkan dari masing-masing 

kutipan data yang diambil dari sumber data tersebut. 

2) Analisis Isi (Content Analysis) 

Analisis isi yaitu analisis ilmiah tentang isi suatu pesan dengan 

menganalisis dan menterjemahkan apa yang telah disampaikan oleh tokoh, 

baik melalui tulisan atau pesan yang berkenaan dengan apa yang dikaji. Dalam 

upaya menampilkan analisis ini harus memenuhi tiga kriteria, obyektif, 

pendekatan sistematis, dan generalisasi, kemudian analisis harus berdasarkan 

aturan yang dirumuskan secara eksplisit.24 

Menurut Weber, Content Analysis adalah metodologi yang 

menggunakan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar 

dari sebuah dokumen, sedangkan menurut Hostli bahwa Content Analysis 

adalah cara apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui 

upayauntuk menemukan ciri suatu pesan, dan dilakukan secara obyektif dan 

sistematis.25 

Di samping itu dengan cara analisis isi dapat ditemukan di antara satu 

buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan 

perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku 

 

23Lihat Muhammad Ali, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & 
Kualitatif(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 120. 

24Lihat Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif(Yogyakarta: Rake Sarasin, 
2000), h. 68. 

25Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 20. 



19 

 

tersebut dalam mewujudkan objek sebagai bahan yang disajikan kepada 

masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Kemudian data kualitatif 

tekstual yang diperoleh diklasifikasikan dengan memilih data tersebut, hal ini 

dilakuka sebagai syarat yang dikemukakan oleh Noeng Muhajir tentang 

Content Analysis yaitu, objektif, sistematis, dan general.26 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Pada dasarnya prinsip tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian, yakni: 

a. Untuk menganalisis corak pemikiran politik Nurcholish Madjid 

b. Untuk menganalisis keadaan politik idntitas di Indonesia 

c. Untuk menganalisis relevansi jargon Islam yes, partai islam no dengan 

fenomena politik identitas di Indonesia 

2. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini sama dengan tujuan penelitian 

didasarkan pada rumusan masalah, yaitu: 

a. Manfaat Ilmiah 

 Tesis ini sebagai sebuah karya ilmiah diharapkan menambah khazanah 

perbendaharaan pengetahuan sebagai hasil dari observasi langsung peneliti 

yang berguna untuk menambah khazanah tentang corak pemikiran 

Nurcholish Madjid. 

b. Manfaat Praktis 

 

26Lihat Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 69. 
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 Manfaat praktis bagi peneliti, diharapkan untuk hasil penelitian ini bisa 

menambah pengetahuan berkaitan pendidikan karakter, menjadi sumber 

bacaan bagi pembaca yang tertarik tentang pemikiran Nurcholish Madjid.
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BAB II  

TINJAUAN UMUM POLITIK IDENTITAS 

A. Politik Identitas 

Politik identitas terdiri dari dua kata, yaitu politk dan identitas. Politik 

adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau negara atau pemerintah. 

Identitas menurut Hogg adalah konsep seseorang tentang bagaimana mereka, 

macam jenis mereka, dan bagaimana mereka berhubunan dengan yang lain. 

Secara singkat, bahwa politik identitas adalah haluan politik dengan identitas 

tertentu. Dalam karya Buya Syafi’i Maarif yang berjudul Politik Identitas dan 

Masa Depan Pluralisme Kita, ia berpendapat, bahwa L.A Kauffman merupakan 

seseorang yang pertama kali menjelaskan tentang hakikat politik identitas. 

Kaufman melacaknya asal mulanya dengan melihat gerakan mahasiswa anti 

kekerasan, SNCC (the Student Nonviolent Coordinating Commitee), organisasi 

hak-hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1960-an.1 

Dalam Washington University Journal of Law and Policy yang berjudul 

Identity and Political Theory Clarissa Rile hayward berpendapat bahwa politik 

identitas adalah politik dimana seseorang ikut serta terlibat dalam mobilisasi 

yang sama berdasarkan pengalaman, masalah politik, dan tujuan mereka 

dalam kebaikan kelompok mereka menurut mereka. 

Menurut Combahee River Collective, kelompok feminis kulit hitam, 

politik identitas adalah politik yang secara konseptual berbeda, yaitu politik 

liberal yang diselenggarakan atas dasar kepenting individu atau preferensi. 

Sedangkan politik identitas dalam pandangan Lukmantoro adalah 

mengedepankan suatu kepentingan tertentu dari anggota atau kelompok-

 

1 Parmudi, M. Islam dan Demokrasi di Indonesia (Dalam Perspektif Pengembangan 
Pemikiran Politik Islam),. Semarang: IAIN Walisongo, 2014. 
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kelompok yang memiliki kesamaan identitas, karakteristik, baik itu 

disandarkan pada kesamaan ras, etnisitas, gender atau agama. Politik identitas 

juga merupakan usaha politis untuk menyalurkan aspirasi dan mempengaruhi 

kebijakan publik yang mana dipandang berharga. Dalam konteks politik 

identitas agama, ada upaya untuk memasukan nilai-nilai agama dalam suatu 

kebijakan. 

Menurut  Castells  dalam politik  identitas  adalah  partisipasi  individu  

dalam  kehidupan sosial,  yang  lebih  ditentukan  oleh  budaya  dan  psikologi  

individu  tersebut.  Identitas  adalah  proses konstruksi budaya dan 

psikokultural mendasar dari seorang individu yang memberi makna dan 

tujuan pada  hidupnya,  sebab  pembentukan  identitas  muncul  dari  proses  

dialog  internal  dan  interaksi  sosial.2 Pada jurnal  yang ditulis oleh Yeni Sri 

Lestari, 2018, lebih lanjut Castells mengidentifikasi konstruksi identitas 

menjadi 3 model, yaitu:3 

Tabel 2.1: Model Teori Politik Identitas Castells 

No. Model Penjelasan 

1 Legitimasi identitas Identitas yang dikonstruksi oleh institusi 

(penguasa) yang dominan dalam  kehidupan  

bermasyarakat.  Institusi  ini menunjukkan  

dominasinya  dengan  melekatkan  sebuah 

identitas tertentu pada seseorang atau 

kelompok. 

 

2 Buchari,  S.  A.  (2014). Kebangkitan  Etnis  Menuju  Politik  Identitas(pertama:  A;  A.  
Bainus,  ed.).  Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota IKAPI DKI Jakarta. 

3 Yeni Sri Lestari. (2018). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan 
Agama. Journal of Politics and Policy, 1(1), 12. 



23 

 

2 Resistensi identitas Identitas  yang  dikaitkan  dengan  aktor  sosial  

tertentu, pemberian   identitas tersebut   

terjadi   dalam   kondisi tekanan  akibat  

dominasi,  menimbulkan  resistensi  dan 

membentuk    identitas    baru    yang    berbeda    

dengan kebanyakan anggota komunitas sosial 

lainnya. Konstruksi identitas ini kemudian 

dikatakan oleh Coulhoun sebagai politik 

identitas. 

3 Proyek identitas Konstruksi identitas pada model ini dilakukan 

oleh aktor sosial   dari   kelompok   tertentu   

dengan   tujuan   untuk membentuk   identitas   

baru   agar   dapat   memperoleh kedudukan  

tertentu  dalam  masyarakat.  Hal  ini  dapat 

terjadi akibat adanya gerakan sosial yang 

dapat mengubah seluruh struktur sosial. 

Merujuk pada Castells yang mengatakan bahwa identitas merupakan 

atribut yang melekat kepada seseorang secara kultural, masyarakat Tionghoa 

di Indonesia secara tegas teridentifikasi sebagai kelompok masyarakat non 

pribumi yang terpisah dari masyarakat asli Indonesia walaupun dalam diri 

mereka melekat identitas kesukuan Indonesia seperti Jawa (Cina Jawa), Batak 

(Cina Batak), Manado (Cina Manado), Betawi (Cina Benteng), dan lain lain, 

identifikasi tersebut tidak hanya diberikan oleh orang di luar Tionghoa tetapi 
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dilekatkan pula oleh komunitas mereka sendiri berdasarkan struktur silsilah 

etnis mereka secara genetik dan budaya nenek moyang.4 

Dikalangan orang Tionghoa bisa dengan sangat mudah tampak pada 

streotip yang ditunjukkan dan menjadi asumsi umum misalnya kebiasaan 

orang Tionghoa yang hidup berkelompok di wilayah tertentu (disebut 

pecinan), perayaan tradisi yang dilakukan secara bersamaan seperti Imlek dan 

Cap Go Meh,5 namun demikian, Castells juga menegaskan bahwa: “Identities 

can also be originated from dominant institutions, they become identities only 

when and if social actors internalize them and construct their meaning around 

this internalization”. Castells mengemukakan bahwa identitas tidak hanya 

tentang bagaimana individu mengidentifikasi dirinya sendiri, tetapi juga 

bagaimana kelompok dominan memberikan klaim dan menginternalisasi 

seseorang atau kelompok tertentu yang dilekatkan pada ciri-ciri dan streotif 

yang dilekatkan pada mereka.6 

Merujuk pada beberapa pemahaman diatas, berakar pada streotif yang 

dilekatkan dengan menggunakan perspektif primordialisme. Mengikuti 

konsep politik Aristoteles, Primordialisme berarti “berperang ke luar dan 

konsolidasi ke dalam”. Karena itu, Selalu diwarnai konflik baik yang bersifat 

frontal maupun yang dialektik. Selalu ada dalam wilayah ketegangan antara 

superioritas dan inferioritas, antara mayoritas dan minoritas. Dalam wacana 

pluralisme, ketika demokratisasi digulirkan dan mendapatkan dukungan kuat 

dari konsep multikulturalisme, Seolah menemukan kekuatannya, dimana 

 

4 Sri Astuti Buchari, Kebangkitan Etnis Menuju politik Identitas, (Jakarta: YOI, 2014), 
h.4. 

5 Charles A. Coppel, Tionghoa Indonesia Dalam Krisis, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 
1994), h.26 

6 Manuel Castells, The Power Of Identity, (The Information Age, Economy, Society and 
Cultural, Vol II, Australia: Blacwell Publishing, 2003), h.7. 
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keberadaan minoritas berubah dari didiamkan menjadi dipertanyakan 

sekaligus diperjuangkan baik dengan melakukan asimilasi maupun akulturasi 

yang bersifat sistemik. Perjuangan politik identitas akan menemukan 

muaranya saat streotif yang dilekatkan dapat disejajarkan dengan eksistensi 

kelompok dengan identitas lain dan mendapatkan hak-hak yang sama dalam 

lingkup sosial, budaya dan politik, hal tersebut bisa dilakukan dalam kultur 

demokrasi. 

Menurut Agnes Heller, politik identitas merupakan suatu gerakan 

politik yang mana fokusnya pada perbedaan sebagai kategori politik utama. 

Cressida berpendapat bahwa politik identitas adalah nama lain dari biopolitik. 

Ia berbicara tentang suatu kelompok yang diidentikan atas suatu karekteristik 

biologis atau tujuan biologisnya dari suatu titi pandang(Nasrudin & Nurdin, 

2018, pp. 36–37).Menurut Meister, politik identitas mewakili peran dan 

kesadaran afiliasi politik. Maksudnya adalah, ada peran penting dari 

kesadaran dalam mengembangkan identitas politik untuk memutuskan 

bergabung dengan kelompok politik tertentu.7 

Menurut hemat penulis dari semua beberapa pendapat di atas, yang 

paling komperehensif pendapatnya adalah pendapat dari Lukmantoro. Politik 

identitas adalah politik yang mengedepankan kepentingan anggota atau 

kelompok yang memiliki kesamaan identitas, karakteristik, baik itu 

disandarkan pada kesamaan ras, etnisitas, gender atau agama. 

Ada beberapa pemahaman yang muncul mengenai pemahaman 

tentang politik identitas sebagai sebuah teori dalam ilmu politik. Memaknai 

politik identitas harus dilekatkan pada konsep identitas itu sendiri, yang oleh 

 

7 Sajjad, F., Malghnai, M., & Khosa, D. (2017). Language, Social Media and Political 
Identity (Re)presentation: A New Theoretical Framework for the Analysis of Social Media 
Political Discourse. International Journal of English Linguistics, 8(2), 199. 
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Suparlan disebut juga sebagai jati diri. Masih menurut Suparlan, identitas atau 

jati diri adalah pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok 

tertentu yang dikaitkan dilekatkannya rangkaian ciri-ciri atau karakteristik 

tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang menandainya masuk 

dalam satu kelompok atau golongan tertentu. Sementara Buchari dengan 

mengutip Jumadi  mengemukakan bahwa konsep identitas secara umum dapat 

dimaknai sebagai sebuah citra yang membedakan individu atau suatu 

kelompok dengan individu atau kelompok lain, hal tersebut dilakukan secara 

simultan dalam interaksi sosial sampai memunculkan opini tertentu yang 

berkaitan dengan keberadaan individu atau kelompok tersebut.8 

Secara tegas, Cressida Heyes dalam Stanford Encyclopedia of 

Philosophy mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas 

politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya 

pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota- 

anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Ketimbang 

pengorganisasian secara mandiri dalam ruang lingkup ideologi atau afilisasi 

kepartaian, politik identitas berkepentingan atas pembebasan dari situasi 

keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) 

dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. 

Dari beberapa pemahaman diatas, politik identitas dapat dipahami 

sebagai tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari 

anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau 

karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, Gender, atau keagamaan. 

Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Politik 

identitas yang dialami oleh masyarakat Tionghoa memberikan asupan energi 

 

8 Parsudi Suparlan, Hubungan Antar Suku Bangsa, (Jakarta: KIK Press, 2004), h.25 
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bagi menguatnya orientasi politik setelah Orde Baru. Konstruksi identitas 

seperti yang dikatakan oleh Castells secara langsung memposisikan 

masyarakat Tionghoa sebagai komunitas yang eksklusif dan memiliki ruang 

sosial yang lebih luas dibandingkan dengan masyarakat pribumi, hal ini terjadi 

karena penguasaan mereka atas sektor ekonomi menjadi modal yang kuat bagi 

agenda-agenda politik yang dimiliki setelah reformasi 1998. Walau kerap kali 

menjadi sasaran kerusuhan dan konflik sosial, masyarakat Tionghoa selalu 

mampu merehabilitasi posisi mereka di tengah masyarakat. 

Untuk memperjelas batasan kajian tentang politik identitas diperlukan 

pengelaborasian teori dari sejumlah pakar. Mengingat politik identitas 

merupakan pokus perhatian yang relatif baru dalam perkembangan politik di 

Indonesia, khsusnya terkait dengan penggunaan simbol-simbol tertentu 

dalam pemilu dan Pilkada di Indonesia. Upaya-upaya elite politik untuk 

mengetengahkan isu-isu primordialisme mencakup identitas etnik dan agama 

sebagi alat memobilisasi dukungan politik marak terjadi. Sebagai instrumen 

elite politik dalam pemenangan kontestasi politik, pemanfaatan politik 

identitas justru kerap menimbulkan pembelahan tajam di tengah-tengah 

masyarakat. Alih-alih masyarakat menentukan pilihannya dalam pemilu 

berbasis visi-misi kandidat, politik identitas terus diproduksi di ruang publik 

oleh elit agar memperoleh dukungan elektoral. 

Dalam kondisi alamiah, ikatan kolektivitas berbasis perbedaan etnik 

dan agama memang sesuatu yang bersifat esensial dan given. Tentu saja segala 

upaya untuk menyeragamkamnya adalah bukan hanya tidak perlu, namun 

juga sia-sia. Proses internalisasi yang berelebihan disebabkan karena 

perbedaan cara pandang politik menyebabkan terjadinya potensi ketegangan 

serta konflik di tengah masyarakat. 
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Menurut Stuart Hall dalam Setyaningrum (2005), bahwa pembentukan 

identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari, sense (rasa/kesadaran) 

terhadap ikatan kolektivitasnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa, 

ikatan-ikatan kolektif merupakan konsekuensi logis dari kesadaran 

pentingnya kategori- kategori persamaan sebagai pembentuk identitas. 

Akan tetapi di sisi lain, ikatan kolektif dapat sebagai penegas bahwa 

seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain dan pada saat yang 

bersamaan identitas juga memformulasikan otherness (keberbedaan) atau 

sesuatu yang diluar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik 

identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh 

kategori-kategori pembeda (categories of difference). 

Sementara Sosiawan menegaskan bahwa identitas adalah sebuah 

istilah serapan yang diturunkan dari bahasa Latin, yaitu dari kata iden yang 

artinya sama. Secara filosofis, konsep ini memiliki dua pengertian: 1) 

singleness over time dan; 2) sameness amid difference. Kedua konsep ini 

menunjukkan bahwa ada persamaan dan perbedaan sekaligus yang 

dikandung dalam pengertian identitas. 

Menurut Barker dalam Sosiawan konsep identitas adalah “it pertains to 

cultural descriptions of persons with which we emotionally identify and which 

concern sameness and difference, the personal and the social”. Barker 

melanjutkan penjelasannya bahwa identitas itu tidak lain “the discursive 

resources that form the material for identity formation are cultural in 

character” “Identitas adalah sesuatu yang dibentuk dalam interaksi antar 

individu”. 

Sejalan dengan itu, Stuart Hall dalam Wibowo, identitas merupakan 

sesuatu yang secara aktual terbentuk melalui proses tidak sadar yang 
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melampaui waktu, bukan kondisi yang terberi begitu saja dalam kesadaran 

semenjak lahir. Identitas menyisakan ketidak lengkapan, selalu “dalam 

proses”, “sedang dibentuk”. Identitas juga menyangkut apa-apa saja yang 

membuat sekelompok orang menjadi berbeda dengan yang lainnya. 

Politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik 

(political identity) dengan politik identitas (political of identity). Political 

identity merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek 

di dalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan political of identity 

mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas 

politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Politik 

identitas diasaskan pada esensialisme strategis, dimana kita bertindak seolah-

olah identitas merupakan entitas yang stabil demi tujuan politis dan praktikal 

tertentu. 

Secara teoritis politik identitas menurut Lukmantoro adalah politis 

untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu 

kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik 

berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Politik identitas 

merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Politik Identitas merupakan 

tindakan politis dengan upaya- upaya penyaluran aspirasi untuk 

mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang 

dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni 

penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan, 

politik identitas tercermin mula dari upaya memasukan nilai- nilai kedalam 

peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan 

mendaratkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis. 
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Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan 

dari beragam upaya untuk memasukkan nilai-nilai keagamaan dalam proses 

pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya perda syariah, maupun upaya 

menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu. 

Sedangkan Cressida Heyes mendefinisikan politik identitas sebagai 

sebuah penandaan aktivitas politis Sedangkan dalam pengertian yang lebih 

luas politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi 

keterpinggiran yang secara spesifik mencangkup konstituensi (keanggotaan) 

dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Jika dicermati Politik identitas 

sebenarnya merupakan nama lain dari biopolitik yang berbicara tentang suatu 

kelompok yang diidentikkan oleh karakteristik biologis atau tujuan-tujuan 

biologisnya dari suatu titik pandang. Sebagai contoh adalah politik ras dan 

politik gender. Menurut Agnes Hellner politik identitas adalah gerakan politik 

yang focus perhatiannya pada perbedaan sebagai satu kategori politik utama. 

Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi 

identitas partikular, dalam bentuk relasi dalam identitas primordial etnik dan 

agama. 

Namun, dalam perjalanan berikutnya, politik identitas justru dibajak 

dan direngkuh oleh kelompok mayoritas untuk memanfaatkan dominasi 

kekuasaan. Penggunaan politik identitas untuk meraih kekuasaan, yang justru 

semakin mengeraskan perbedaan dan mendorong pertikaian itu, bukan 

berarti tidak menuai kritik tajam. Politik identitas seakan-akan meneguhkan 

adanya keutuhan yang bersifat esensialistik tentang keberadaan kelompok 

sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas. 

Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah konsep 

dan gerakan politik yang focus perhatiannya pada perbedaan (difference) 
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sebagai suatu kategori politik yang utama. Di dalam setiap komunitas, 

walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa 

dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang 

memiliki kepribadian dan identitas masing-masing. 

Jadi secara umum teori politik identitas dan berbagai hasil penelitian 

menunjukkan, ada dua factor pokok yang membuat etnis dan agama menjadi 

menarik dan muncul (salient) untuk dipakai dan berpengaruh dalam proses 

politik. Pertama, ketika etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. 

Ada semacam keperluan untuk mempertahankan atau membela identitas yang 

dimiliki suatu kelompok. Kedua, ketika proses politik tersebut berlangsung 

secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-

kelompok identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga 

tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari. 

Pemilu, termasuk Pilkada, adalah proses politik di mana berbagai faktor 

seperti identitas menjadi pertaruhan. Tinggal sekarang bagaimana aktor-aktor 

yang terlibat di dalamnya mengelola isu- isu seperti etnis dan agama, menjadi 

hal yang masuk pertaruhan. 

Agnes Haller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan 

gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (difference) 

sebagai suatu kategori politik yang utama. Setelah kegagalan narasi besar 

(grand narative), ide perbedaan telah menjanjikan suatu kebebasan 

(freedom), toleransi dan kebebasaan bermain (free play), meskipun kemudian 

ancaman baru muncul. 

Politik perbedaan menjadi suatu nama baru dari politik identitas; 

rasisme (race thinking), biofeminimisme dan perselisihan etnis menduduki 
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tempat yang terlarang oleh gagasan besar lama. Berbagai bentuk baru 

intoleransi, praktek- praktek kekerasan pun muncul. 

Selanjutnya Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan 

politik yang fokus perhatiannya lebih kepada perbedaan sebagai suatu 

kategori politik yang utama. Lebih lanjut, Kemala Chandakirana (1989) dalam 

artikelnya Geertz dan Masalah Kesukuan, menyebutkan bahwa: Politik 

identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik 

dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan 

mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Dengan 

demikian, politik identitas sekedar untuk dijadikan untuk menggalang politik 

guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya. 

Terdapat beragam sudut pandang yang melihat fenomena politik 

identitas. Pierre Van Den Bergh maupun Ubed Abdilah (2002) menjelaskan 

tiga perspektif teoritis dalam mengkaji politik identitas yaitu: primordialisme, 

konstruktivisme, dan instrumentalisme. 

Pedekatan pertama, argumentasi primordialisme yang melihat 

fenomena agama dalam kategori sosio-biologis. Pandangan ini berpandangan 

bahwa kelompok sosial dikarakteristikkan oleh gambaran wilayah, agama, 

kebudayaan, bahasa dan organisasi sosial sebagai hal yang given dan tidak bisa 

dibantah. Secara konseptual, pandangan ini menekankan kehadiran identitas 

etnik dan agama primordial memiliki fungsi sebagai perekat sebuah 

komunitas. Secara definitif, para penganut paham primordialisme 

menekankan pada upaya pencapaian kepentingan kolektif dan kemampuan 

identitas kolektif untuk mendefinisikan dan mengartikulasi pandangan umum 

masa lalu dan saat ini. Sekaligus juga membentuk visi untuk masa depan. 
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Pendekatan primordial mengemu-kakan bahwa kepentingan 

individual anggota agama dibuat untuk menunjang kepentingan kelompok 

dan pimpinannya untuk memperkuat basis agama sebagai sumber kekuatan 

sosial. Namun, pendapat ini tidak bisa dipertahankan secara metodologis 

karena membatasi ruang tafsir dan penerangan akan perubahan dari 

fenomena sosial yang terjadi secara waktu ke waktu. Seperti yang dilakukan 

oleh Max Waber yang menjelaskan etnisitas sebagai kumpulan orang yang 

menghibur kepercayaan subjektif dalam nyanyian mereka karena kesamaan-

kesamaan fisik, agama, atau karena kenangan koloni dan migrasi. 

Pendekatan kedua adalah konstruktivis yang dikembangkan oleh 

Frederik Barth. Teori ini memandang identitas agama dan budaya, sebagai 

hasil dari proses yang kompleks, manakala batas-batas simbolik terus 

dibangun dan membangun, oleh manfaat mitologi yang berlangsung melalui 

bahasa maupun pengalaman masa lampau. 

Frederik Barth dalam Endang lebih jauh berargumentasi bahwa agama 

dan etnisitas mengalami perubahan terus-menerus dan bahwa batas 

keanggotaan suatu kelompok etnik sering dinegosiasikan dan dinegosiasikan 

kembali. Tergantung pada perjuangan politik di antara kelompok-kelompok 

yang ada. fenomena negosiasi identitas ini sebagai situational. 

Pada batas ini, para aktor berupaya mengeksploitasi simbol-simbol 

budaya dan menampilkan perilaku etnik tertentu yang berubah-ubah dari 

waktu-kewaktu, sesuai situasi tertentu, atau sesuai dengan kepentingan 

pribadi atau sosial. Hal ini dianggap penting sebab sangat terkait dengan citra 

diri (self image) dan harga diri (self esteem) baik sebagai individu maupun 

kelompok. Identitas-identitas inilah yang akan selalu dialami, 
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dikomunikasikan, diolah, ataupun dikonstruksi setiap individu dalam 

berinteraksi. 

Sementara kalangan instrumentalisme lebih menaruh perhatian pada 

proses manipulasi dan mobilisasi politik. Menurut pandangan ini, manakala 

kelompok- kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribut awal etnisitas 

seperti kebangsaan, agama, ras dan bahasa, maka pada saat tersebut, 

kelompok itu sedang melakukan mobilisasi kepentingan mereka. 

 Kalangan Intrumentalisme menjelaskan bahwa identitas etnik dan 

agama senantiasa dijadikan sebagai sarana elit politik etnik dan agama 

memanipulasi identitas tersebut demi keuntungan mereka sendiri. Pandangan 

ini mengasumsikan bahwa mereka yang minoritas akan cenderung dijadikan 

sebagai alat untuk menguntungkan kelompok mayoritas Brown dalam Ethnic 

Revival: Perspectives on State and Society, memberikan penjelasan etnisitas  

(agama) memang dapat dimanipulasi (instrumentalisme), namun juga secara 

luas etnisitas dalam hal ini agama diterima secara bawaan (primordial). Dalam 

berbagai sisi, pendekatan instrumentalis banyak mendapatkan kritik karena 

dianggap terlalu materialis dan tidak memperhitungkan hubungan positif 

keterkaitan primordial dari seseorang terhadap etnis agamanya. 

Namun, berbagai bukti empiris bahwa identitas primordial seringkali 

digunakan sebagai instrumen politik adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan 

begitu saja, karena hal ini terjadi dalam berbagai arena dan situasi politik. 

Berangkat dari hal tersebut, sudut pandang peneliti melihat bahwa politik 

identitas agama adalah proses konstruksi seperti pandangan Frederick Barth. 

Barth memandang bahwa identitas agama sebagai hasil dari proses yang 

kompleks manakala batas-batas simbolik terus dibangun dan membangun 
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oleh manfaat mitologi suatu hitungan sejarah untuk kepentingan situasional 

para elit politik. 

Pada tahap selanjutnya, konstruksi identitas agama ini kemudian 

digunakan sebagai proses instrumentalisme. Tujuannya adalah sebagai alat 

untuk manipulasi dan mobilisasi sosial demi mengukuhkan atribut-atribut 

agama sebagai alat kekuasaan seperti penjelasan yang dikemukakan oleh 

David Brown. 

Dalam menentukan politik identitas, menurut Castells harus lebih 

dahulu dilakukan identifikasi bagaimana konstruksi sebuah identitas muncul 

yang menurutnya bisa dilihat dengan 3 model bentukkan identitas, yaitu : 

1. Legitimizing identity atau legitimasi identitas, yaitu identitas yang 

dibangun oleh institusi (penguasa) yang dominan ada dalam kehidupan 

sosial. Institusi ini menunjukkan dominasinya dengan melekatkan 

sebuah identitas tertentu pada seseorang atau kelompok. 

2. Resistance identity atau resistensi identitas, yaitu identitas yang 

dilekatkan oleh aktor aktor sosial tertentu dimana pemberian identitas 

tersebut dilakukan dalam kondisi tertekan karena adanya dominasi 

hingga memunculkan satu resistensi dan membentuk identitas baru 

yang berbeda dari kebanyakan anggota komunitas sosial yang lain, 

konstruksi identitas inilah yang oleh Coulhoun dimaknai sebagai politik 

identitas. 

3. Project identity atau proyek identitas, konstruksi identitas pada model 

ini dilakukan oleh aktor sosial dari kelompok tertentu dengan tujuan 

membentuk identitas baru untuk bisa mencapai posisi tertentu dalam 

masyarakat, hal ini bisa terjadi sebagai implikasi dari gerakan sosial 

yang bisa merubah struktur sosial secara keseluruhan. 
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Cressida Heyes mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan 

aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap 

ditemukannya pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh anggota- anggota 

dari kelompok-kelompok sosial tertentu. 

Agnes Haller mendefinisikan politik identitas sebagai konsep dan 

gerakan politik yang akar perhatiannya adalah perbedaan (difference) sebagai 

suatu ketegori politik yang utama. Kemunculan politik identitas dalam 

dinamika politik yang sangat beragam di Indonesia tidak terlepas dari adanya 

rasa ketidakadilan dan persamaan hak yang diklaim oleh masing-masing 

kelompok atau golongan sosial tertentu. Selain itu, perbedaan yang menjadi 

tolak ukur utama dari keberagaman yang ada di Indonesia menjadikan politik 

identitas di Indonesia semakin mempertegas perbedaan tersebut. Pembiaran 

terhadap konflik yang dilatar belakangi oleh politik identitas yang beragam 

akan menciptakan ketidakstabilan negara. 

Politik identitas merujuk pada praktik dan teori politik yang didasarkan 

pada identitas kelompok, seperti ras, etnis, gender, agama, orientasi seksual, 

atau kategori sosial lainnya. Politik identitas berfokus pada kepentingan dan 

perspektif kelompok-kelompok tertentu yang merasa termarjinalkan atau 

kurang terwakili dalam struktur sosial dan politik yang ada. Adapun tujuan 

politik identitas adalah sebagai berikut:9 

1. Pengakuan dan Representasi: Salah satu tujuan utama politik 

identitas adalah untuk memastikan bahwa identitas dan pengalaman 

unik dari kelompok tertentu diakui dan diwakili dalam arena politik. 

 

9 Taylor, Charles. "The Politics of Recognition." In Multiculturalism: Examining the 
Politics of Recognition. Princeton University Press, 1994. 
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Hal ini penting untuk mengatasi sejarah panjang marginalisasi dan 

diskriminasi. 

2. Keadilan Sosial: Politik identitas berupaya memperjuangkan 

keadilan sosial dengan menyoroti ketidakadilan sistemik dan 

struktural yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu. 

Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil dan 

setara. 

3. Penguatan Komunitas: Dengan memperkuat identitas kelompok, 

politik identitas membantu membangun solidaritas dan dukungan 

antar anggota komunitas. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan 

aksi kolektif untuk mencapai perubahan yang diinginkan. 

4. Perubahan Kebijakan: Politik identitas sering kali bertujuan untuk 

mempengaruhi kebijakan publik agar lebih responsif terhadap 

kebutuhan dan kepentingan kelompok yang terpinggirkan. Ini dapat 

mencakup kebijakan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lainnya. 

5. Melawan Diskriminasi: Tujuan lainnya adalah untuk mengatasi dan 

melawan berbagai bentuk diskriminasi yang dialami oleh kelompok-

kelompok tertentu. Politik identitas berusaha menghapuskan 

stereotip, prasangka, dan perlakuan tidak adil yang berbasis 

identitas. 

    Politik identitas dapat meningkatkan kesadaran tentang isu-isu 

ketidakadilan dan memberdayakan kelompok yang terpinggirkan untuk 

berpartisipasi lebih aktif dalam proses politik. Ini juga dapat mendorong 

diversifikasi dalam representasi politik. Namun, politik identitas juga dapat 

menyebabkan fragmentasi sosial jika identitas kelompok lebih ditekankan 
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daripada kesatuan nasional atau solidaritas antar kelompok. Hal ini dapat 

memicu polarisasi dan konflik.10 

Politik identitas memiliki tujuan penting dalam mengupayakan 

pengakuan, representasi, keadilan sosial, dan penghapusan diskriminasi 

terhadap kelompok-kelompok tertentu. Namun, penting untuk mengelola 

politik identitas dengan cara yang tidak memecah belah masyarakat, 

melainkan mempromosikan inklusi dan kesetaraan bagi semua. 

Politik identitas menekankan peran identitas sosial seperti ras, etnis, 

gender, agama, orientasi seksual, dan kategori sosial lainnya dalam 

membentuk pengalaman politik seseorang dan kelompok. Politik identitas 

sering digunakan untuk mengadvokasi hak-hak dan keadilan bagi kelompok-

kelompok yang mengalami marginalisasi dan diskriminasi. Adapun landasan 

politik identitas adalah sebagai berikut: 

1. Multikulturalisme 

        Multikulturalisme berargumen bahwa keberagaman budaya dan 

identitas perlu diakui dan dihargai dalam kerangka negara yang inklusif. 

Charles Taylor dalam bukunya "The Politics of Recognition" mengemukakan 

bahwa pengakuan identitas budaya adalah esensial untuk harga diri individu 

dan kelompok. 

2. Teori Keadilan Sosial 

        Teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh para pemikir seperti 

Nancy Fraser dan Iris Marion Young menekankan pentingnya pengakuan dan 

distribusi yang adil dari sumber daya serta pengakuan identitas sosial. Fraser 

 

10 Crenshaw, Kimberlé. "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and 
Violence against Women of Color." Stanford Law Review 43, no. 6 (1991): 1241-1299. 
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dalam karyanya "Rethinking Recognition" menyoroti bagaimana pengakuan 

identitas berkaitan erat dengan keadilan redistributif. 

3. Intersectionality (Persimpangan Identitas) 

        Konsep intersectionality yang diperkenalkan oleh Kimberlé 

Crenshaw menekankan bahwa identitas sosial seperti ras, gender, dan kelas 

saling berinteraksi dan menciptakan pengalaman diskriminasi yang kompleks. 

Dalam "Mapping the Margins," Crenshaw menunjukkan bagaimana 

perempuan kulit berwarna mengalami bentuk kekerasan yang unik karena 

persimpangan identitas mereka. 

4. Teori Identitas Sosial 

        Teori identitas sosial yang dikembangkan oleh Henri Tajfel dan 

John Turner menjelaskan bagaimana individu mendefinisikan diri mereka 

berdasarkan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Teori ini 

membantu menjelaskan mengapa identitas kelompok menjadi landasan 

penting dalam politik identitas. 

5. Postkolonialisme 

        Pemikiran postkolonial yang dipelopori oleh tokoh seperti Edward 

Said dan Gayatri Spivak menekankan bagaimana pengalaman kolonial dan 

kekuasaan imperial terus mempengaruhi identitas dan politik di negara-

negara bekas koloni. Postkolonialisme menyoroti pentingnya menghargai 

narasi dan identitas yang telah termarjinalkan oleh kekuasaan kolonial. 

Landasan politik identitas diterapkan dalam berbagai kebijakan publik 

seperti tindakan afirmatif, kebijakan anti-diskriminasi, dan program inklusi 

sosial. Ini juga tercermin dalam gerakan sosial yang mengadvokasi hak-hak 

kelompok minoritas. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengelola 

perbedaan identitas tanpa mengorbankan kesatuan sosial. Politik identitas 
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juga sering dikritik karena dapat memperkuat polarisasi dan mengabaikan 

aspek-aspek kesamaan universal antar kelompok. 

Landasan politik identitas didasarkan pada berbagai teori dan 

pemikiran yang menekankan pentingnya pengakuan, keadilan sosial, dan 

inklusi bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Meskipun menghadapi 

tantangan, politik identitas tetap menjadi alat penting dalam upaya mencapai 

masyarakat yang lebih adil dan setara. 

B. Agama dan Partai Politik 

1. Agama 

Agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan 

hal-hal suci, moralitas, dan kehidupan spiritual yang biasanya melibatkan 

peraturan, ritual, dan etika. Agama memainkan peran penting dalam 

membentuk pandangan dunia, moralitas, dan identitas budaya individu dan 

komunitas. Adapun peran agama dalam masyarakat adalah:11  

a. Pembentukan Identitas Budaya dan Sosial 

Agama di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan 

pribadi, tetapi juga sebagai pilar utama identitas budaya dan sosial. Misalnya, 

masyarakat Bali dengan Hinduismenya, masyarakat Minangkabau dengan 

Islamnya, dan masyarakat Toraja dengan Aluk Todolo. 

b. Sumber Moral dan Etika 

Ajaran agama menyediakan pedoman moral dan etika yang membantu 

individu dalam menentukan apa yang baik dan buruk. Ini mempengaruhi 

perilaku sehari-hari dan keputusan-keputusan penting dalam hidup. 

 

 

11 Azyumardi Azra,. "Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional 
Formation." Mizan, 2007. 
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c. Penguat Solidaritas Sosial 

Melalui praktik keagamaan seperti shalat berjamaah, misa, upacara 

keagamaan, dan perayaan hari besar, agama memperkuat solidaritas dan 

kebersamaan dalam komunitas. 

d. Pendidikan dan Pembinaan Karakter 

Lembaga pendidikan berbasis agama memainkan peran penting dalam 

pembinaan karakter dan pendidikan moral bagi generasi muda. Pesantren, 

madrasah, sekolah Kristen, dan sekolah Katolik adalah contoh nyata 

kontribusi agama dalam pendidikan. 

e. Resolusi Konflik dan Perdamaian 

Ajaran agama sering digunakan untuk mempromosikan perdamaian 

dan resolusi konflik. Agama mengajarkan nilai-nilai seperti kasih sayang, 

pengampunan, dan toleransi yang penting dalam menciptakan harmoni sosial. 

Adapun tantangan dan dinamika agama di Indonesia :12 

a. Keragaman Agama 

Indonesia adalah negara dengan keragaman agama yang tinggi, 

termasuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman 

ini memerlukan toleransi dan pemahaman antar umat beragama untuk 

menciptakan harmoni. 

b. Radikalisme dan Intoleransi 

Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia hidup dalam damai, masih 

ada tantangan berupa radikalisme dan intoleransi yang dapat mengganggu 

kedamaian dan stabilitas sosial. 

c. Sekularisme dan Modernisasi 

 

12 Mochtar Buchori,. "Agama dan Keberagaman di Indonesia." Pustaka Pelajar, 2000. 
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Dengan perkembangan globalisasi dan modernisasi, ada tantangan bagi 

agama untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial dan 

teknologi yang cepat. 

Agama memiliki peran yang sangat penting dan kompleks dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia. Selain menjadi landasan moral dan etika, 

agama juga berfungsi sebagai penguat identitas budaya, solidaritas sosial, dan 

pendidikan karakter. Namun, tantangan seperti radikalisme, intoleransi, dan 

dampak modernisasi perlu diatasi untuk menjaga harmoni dan keberlanjutan 

peran agama dalam masyarakat. 

2. Partai Politik 

Sudut pandang etimologi, Maurice Duverger menjelaskan bahwa istilah 

"partai" berasal dari bahasa Latin pars, yang berarti "bagian". Pemahaman ini 

menunjukkan bahwa sebagai sebuah "bagian", akan selalu ada bagian-bagian 

lain yang terkait. Dengan demikian, untuk memahami konsep ini secara 

lengkap, seharusnya tidak mSudut pandang etimologi, Maurice Duverger 

menjelaskan bahwa istilah "partai" berasal dari bahasa Latin pars, yang berarti 

"bagian". Pemahaman ini menunjukkan bahwa sebagai sebuah "bagian", akan 

selalu ada bagian-bagian lain yang terkait. Dengan demikian, untuk memahami 

konsep ini secara lengkap, seharusnya tidak mungkin terdapat hanya satu 

partai dalam suatu negara.ungkin terdapat hanya satu partai dalam suatu 

negara.13 

Sigmund Neumann menjelaskan bahwa partai politik merupakan 

kegiatan-kegiatan poliA. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia, Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2007, h. 102tik yang berupaya menguasai pemerintahan dan 

 

13 Muhadam LabolMuhadam Labolo, Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan 
Umum di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Cet. Ke-1, h. 90 
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mendapatkan dukungan rakyat melalui persaingan dengan golongan atau 

kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda. Sementara itu, R.H. Soltau 

mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok warga yang terorganisir, 

yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan menggunakan kekuasaan 

mereka dalam pemilihan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan 

kebijakan umum mereka. Menurut Budirdjo, partai politik adalah kelompok 

yang terorganisir di mana anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-

cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk mendapatkan kekuasaan 

politik dan menduduki posisi politik secara konstitusional demi melaksanakan 

kepentingan atau kebijakan mereka.14 

Partai politik pada dasarnya lahir sebagai hasil dari pertarungan 

ideologi di antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Mereka muncul 

sebagai perwakilan dari kepentingan warga negara.15 Partai politik pertama 

kali muncul di negara-negara Eropa Barat. Seiring dengan berkembangnya 

gagasan bahwa rakyat adalah faktor penting yang harus diperhitungkan dan 

dilibatkan dalam proses politik, partai politik lahir secara spontan dan 

berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai 

politik sering disebut sebagai pilar demokrasi karena mereka berperan 

penting sebagai penghubung antara pemerintah negara (the state) dan warga 

negaranya (the citizens).16 

Partai politik berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi 

rakyat, berkontribusi pada demokrasi, memperjuangkan kesejahteraan 

 

14 A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 102 

15 Firman Subagyo, Menata PartaiPolitik dalam Arus Demokrasi, (Jakarta: RMBOOKS, 
2009) h. 57 

16 Efriza, Yoyoh Rohaniah, Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik, 
(Malang: Intrans Publishing, 205), h. 352 
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umum, membangun identitas nasional, dan mendidik masyarakat. Dengan 

peran-peran ini, partai politik dapat dianggap sebagai bukti kecintaan 

terhadap negara, karena mereka berusaha mewujudkan kemajuan dan 

kesejahteraan bagi seluruh rakyat melalui sistem politik. 

Di dalam Islam tidak ada larangan untuk mencintai bangsa dan tanah 

air. Sehingga di dalam Al-qur’an Nasionalisme digambarkan dalam bentuk 

persatuan untuk mempertahankan kokohnya suatu negara dari ancaman 

negara lain yang ingin menjajah dan menguasainya. Karena Nasionalisme 

merupakan salah satu pendorong yang sangat penting sekali untuk 

memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan jalan cinta bangsa dan 

tanah air. Dan persatuan adalah merupakan faktor yang dapat menumbuhkan 

potensi kekuatan fisik dan mental yang tangguh serta Nasionalisme dapat 

membangkitkan kasih yang senasib dan seperjuangan, dan membangkitkan 

perlawanan kepada imperialisme. 

Di dalam Al-qur‟an kata sya‟ab disebut sekali dalam bentuk plural 

(yang pada mulanya mempunyai arti cabang dan rumpun) yaitu: syu‟uban 

yang tercantum pada surat al Hujurat ayat 13: 
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Terjemahnya 

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah 
orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Mahateliti.17 

 

17  Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Mizan, 2021), h. 
421. 
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Sebagaimana sikap Nasionalisme Nabi Muhammad Saw. dibuktikan 

pada saat beliau berada di kota Madinah keadaan Nabi Muhammad Saw. dan 

Umat Islam mengalami perubahan yang besar. Di Madinah Nabi Muhammad 

Saw. menghadapi masyarakat mejemuk yang memiliki tingkat rivalitas yang 

relatif tinggi, dengan demikian maka Nabi Muhammad Saw. merasa perlu 

penataan dan pengendalian untuk mengatur hubungan antar golongan dalam 

kehidupan sosial, ekonomi, politik dan agama. Sehingga pada saat itu, 

Rasullullah Saw merasa perlu mengikat seluruh penduduk Madinah untuk 

mengadakan perjanjian yang disebut piagam Madinah. Piagam itu dianggap 

sebagai cikal bakal terbentuknya nation state oleh Montgomery Watt dan 

Bernard Lewis.18 Madinah saat itu dihuni oleh kaum Ansor yaitu penduduk 

asli yang telah memeluk Islam, dan kaum Muhajir yang berasal dari Mekah 

dan menetap bersama Nabi atau setelah itu. Kaum Ansor sendiri terdiri dari 

suku Aus dan Khazraj. Kaum muslim bukanlah satu-satunya yang menghuni 

kota Madinah. Disamping muslim menghuni juga kaum Yahudi, Kristen, Majusi 

(penyembah api) dan sisa-sisa orang Arab yang masih menyembah berhala. 

Piagam Madinah merupakan landasan dasar bagi kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara bagi penduduk Madinah yang majemuk. Adapun isi 

pokok piagam Madinah antara lain: pertama, semua pemeluk Islam meskipun 

berasal dari banyak suku merupakan satu komunitas. Kedua, hubungan antara 

sesama komunitas Islam dan antara komunitas Islam dengan non Islam 

didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga dengan baik, saling membantu 

dalam menghadapi musuh, membantu mereka yang teraniaya, saling 

 

18 Muhammad Quraish Shihab, MA. Wawasan Al Qur’an (Tafsir Maudhu’I Atas 
Pelbagai Persoalan Umat), (Bandung: Mizan, 1996), Cet. 13, h. 329 
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menasehati dan menghormati kebebasan beragama.19 Sejarah mencatat, 

bahwa ketika berada dan berdakwah di Makkah, Muhammad mengalami 

berbagai hambatan dan tantangan dari kalangan kafir Quraisy Makkah. 

Melihat sulitnya mendakwahkan Islam dalam situasi seperti itu, Nabi 

Muhammad Saw. mulai mencari solusi alternatif wilayah baru yang kondusif 

bagi penyiaran Islam. Menurut at-Tabari, daerah yang pertama kali menjadi 

tujuan nabi Muhammad Saw. adalah Abysinia, suatu daerah yang makmur 

yang mengundang orang-orang Quraisy berdagang di sana. Tidak hanya 

sebatas itu, kehidupan keagamaan di sana juga bersikap toleran dan bahkan 

ada jaminan keamanan bagi masing- masing pemeluknya. Merasa khawatir 

atas keselamatan warganya dari serangan kafir Quraisy yang cukup banyak 

mendiami tempat tersebut, Muhammad memerintahkan mereka untuk pindah 

ke Yasrib, yang kelak dinamai Madinah. 

Perbincangan mengenai hubungan agama dan negara merupakan 

persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan (discourse) yang terus 

berkepanjangan di kalangan para ahli. Hal ini disebabkan oleh perbedaan 

pandangan dalam menerjemahkan agama sebagai bagian dari negara atau 

negara merupakan bagian dari dogma agama. Bahkan, menurut Syafi’i Maarif 

(1935 M.), Prof. Dr. Harun Nasution (1919-1998 M.), seorang ahli teologi Islam 

pernah mengatakan, bahwa persoalan yang telah memicu konflik intelektual 

untuk pertama kalinya dalam kehidupan umat Islam adalah berkait dengan 

masalah hubungan agama dengan negara.20 

 

19 Zainuddin Maliki, Agama Rakyat Agama Penguasa (Yogyakarta: Galang Press, 
2000), h.27 

20 M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik, Yogyakarta: PT. Tiara 
Wacana, cet. Ke-1, 1999, hlm. ix. 
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Menurut Deliar Noer (1926 M.), Islam setidaknya meliputi dua aspek 

pokok yaitu agama dan masyarakat (politik).21 Akan tetapi untuk 

mengartikulasikan dua aspek tersebut dalam kehidupan nyata merupakan 

suatu problem tersendiri. Umat Islam pada umumnya mempercayai watak 

holistik Islam. Dalam persepsi mereka, Islam sebagai instrumen Ilahiyah untuk 

memahami dunia, seringkali lebih dari sekedar agama. Banyak dari mereka 

malah menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai agama dan 

negara.22 

Perdebatan dan diskusi mengenai hal ini sesungguhnya lebih terletak 

pada tataran konseptualisasi dan pola-pola hubungan antara keduanya. 

Dimana perdebatan ini muncul dilatar belakangi oleh teks-teks agama sendiri 

yang pola hubugannya dikotomis. Agama dan negara seringkali dikesankan 

sebagai dua wilayah yang saling berhadapan. Misalnya, hubungan dunia 

akhirat atau al dunya wa al din. Baik al Qur‟an maupun hadits banyak 

menyebut dua hal tersebut. Bahkan sering dijumpai ungkapan al Islam huwa 

al din wa al daulah.23 

Memang dalam Islam, negara bisa diterjemahkan dengan berbagai cara. 

Perbedaan ini bukan saja disebabkan oleh faktor sosio-budaya-historis, tetapi 

bersumber juga dari aspek teologis-doktrinal. Menurut Karim, walaupun Islam 

mempunyai konsep khalifah, daulah, hukumah tetapi al Qur’an belum 

menjelaskan secara rinci tentang bentuk dan konsepsi tentang negara Islam. 

 

21 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesi 1900-1942, Jakarta: LP3ES, Cet. Ke- 
8, 1996, hlm.1. 

22 Ahmad Syafi‟i Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan 
dalam Konstituante, Jakarta: LP3ES, Cet. Ke-1, 1996, hlm. 15. 

23 Ahmad Suaedy (ed.), Pergulatan Pesantren Demokrasi, Yogyakarta: LKiS, cet. ke-1, 
2000, hlm. 88. 
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Era kolonial, partai-partai di Indonesia didirikan untuk merumuskan 

identitas nasional dan memperkuat perjuangan meraih kemerdekaan. Oleh 

karena itu, tidak mengherankan jika ideologi-ideologi besar seperti Islamisme, 

Nasionalisme, dan Marxisme mempengaruhi pembentukan partai pada 

periode kebangkitan nasional. Meskipun menjadi wadah bagi kelompok dan 

golongan ideologis yang berbeda-beda, partai-partai pada masa kolonial turut 

berkontribusi dalam pencarian dan penemuan identitas keindonesiaan yang 

mendasari pembentukan Republik. 

Kemunculan partai politik juga dipengaruhi oleh terciptanya iklim 

kebebasan yang luas bagi masyarakat setelah runtuhnya pemerintahan 

kolonial Belanda. Kebebasan ini memberikan ruang dan kesempatan bagi 

masyarakat untuk membentuk berbagai organisasi, termasuk partai politik. 

Sebelum kemerdekaan Indonesia, telah muncul cikal bakal partai politik 

melalui gerakan-gerakan yang tidak hanya bertujuan untuk memperoleh 

kebebasan lebih besar dari Belanda, tetapi juga untuk menuntut kemerdekaan. 

Contoh gerakan ini termasuk Partai Sarikat Islam Indonesia, Indische Partij, 

ISDV (cikal bakal PKI), dan PNI.24 

Melihat pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partai politik 

adalah kelompok terorganisir dengan tujuan tertentu yang berusaha 

mencapainya melalui partisipasi dalam perebutan kekuasaan melalui 

pemilihan umum. Partai politik merupakan salah satu komponen infrastruktur 

politik, berfungsi sebagai penghubung antara aspirasi-aspirasi masyarakat 

dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Serta partai polititik tidak terlepas 

dari sebuah intitusi negara sebagai media bagi partai poltik untuk 

 

24 Syamsuddin Haris,Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi, (Jakarta: Yayasa 
Pustaka Obor Indeonesia, 2014), h. 21 
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mewujudkan cita-cita besar masyarakat yaitu terwujudnya sebuah negara 

yang atas masyarakat yang adil, makmur yang diridhai tuhan. Oleh karena itu 

untuk mewujudkan cita-cita besar masyarakat butuh jembatan yaitu partai 

politik menuangkan stigma multikulturisme. 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural. Dalam konteks 

masyarakat yang multikultural, upaya untuk mencegah konflik dan anggapan 

bahwa konflik adalah sesuatu yang negatif tidaklah relevan. Konflik bukanlah 

sesuatu yang bisa dihindari atau disembunyikan; sebaliknya, keberadaannya 

harus diakui, dikelola, dan diubah menjadi kekuatan untuk perubahan yang 

positif. 

Indonesia, sebagai negara yang dihuni oleh masyarakat multikultural, 

ditandai oleh lebih dari 700 bahasa yang digunakan sehari-hari oleh berbagai 

kelompok masyarakat, keberagaman agama yang mencakup Islam, Kristen, 

Katolik, Hindu, dan Buddha, serta tradisi yang berasal dari nenek moyang 

setiap suku bangsa. Keberagaman ini tercermin dalam moto nasional 

“Bhinneka Tunggal Ika,” yang menggambarkan perbedaan kultural sebagai 

dasar kebijakan nasional, doktrin, filosofi, ideologi, dan realitas sejak awal 

pembentukan bangsa dan negara Indonesia. 

Perkembangan masyarakat modern akhir-akhir ini telah mendorong 

semangat kaum minoritas untuk menuntut pengakuan atas identitas dan 

kebudayaan mereka yang unik. Masyarakat multikultural adalah masyarakat 

yang terdiri dari berbagai kelompok sosial dengan sistem norma dan 

kebudayaan yang berbeda. Ini merupakan bentuk masyarakat modern di 

mana anggotanya berasal dari berbagai golongan, suku, etnis, ras, agama, dan 

budaya. 
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Penguatan dan pengembangan wawasan multikulturalisme dianggap 

sebagai alternatif untuk memperkuat politik identitas. Dalam perspektif 

multikulturalisme, keragaman dan perbedaan tidak hanya diakui tetapi juga 

dirayakan sebagai anugerah dalam kehidupan. Untuk menyelesaikan berbagai 

masalah, multikulturalisme menawarkan dialog, keterbukaan, sikap toleran, 

dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, 

multikulturalisme menjadi dasar penting bagi terciptanya perdamaian. 
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BAB III  

NURCHOLISH MADJID 

A. Riwayat Hidup Nurcholish Madjid 

Nurcholish Madjid atau biasa disapa Cak Nur adalah seorang putra 

kelahiran Mojoanyer, Jombang, Jawa Timur, tanggal 17 maret 1939 masehi. 

Bertepatan dengan 26 muharram 1358 hijriyah, dilahirkan dari kalangan 

keluarga pesantren. Ayahnya adalah K.H. Abdul Majid, seorang kyai jebolan 

pesantren Tebuireng, Jombang, yang didirkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama 

(NU) K.H. Hasyim Asy’ari. Sementara ibunya adalah adik dari rais akbar NU 

dari ayah seorang aktivis syarikat dagang Islam (SDI) di Kediri yang bernama 

Hajjah Fathonah Mardiyyah.1 

Cak Nur lahir sebagai anak sulung dari empat bersaudara. Panggilan 

Nurcholish Madjid yang terkenal adalah Cak Nur. Keseharian beliau adalah 

apabila pagi beliau belajar di sekolah rakyat, sorenya mengaji di Madrasah al-

Whathaniyyah, pimpinan ayah kandungnya sendiri. Ayahnya kebetulan 

mempunyai koleksi buku yang terbilang lengkap, sehingga Cak Nur saat kecil 

daripada bermain lebih baik membaca kitab-kitab yang dimiliki ayahnya. 

 Cak Nur meninggal pada tanggal 29 agustus 2005 dalam usia 66 tahun. 

Ia adalah salah satu pemikir Islam terbaik Indonesia yang telah berkontribusi 

banyak terhadap bangsa Indonesia. Adapun pendidikan dasar Cak Nur 

ditempuh di dua sekolah tingkat dasar, yaitu di Madrasah dan sekolah rakyat. 

Kemudian beliau melanjutkan sekolah menengah pertama (SMP) di kota yang 

sama. Jadi, sejak di tingkat pendidikan dasar, ia telah mengenal dua model 

pendidikan. Dengan basis pengetahuan agama dan kemampuan menguasai 

 

1Sitti Nadroh, Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid  (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo, 1999), h. 21. 
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kitab kuning, beliau melanjutkan jenjang pendidikan ke Kulliyat al-Mu’allim al-

Islamiyah (KMI) di pondok pesantren Darussalam, pondok Modern Gontor, 

Ponorogo, Jawa Timur dan lulus pada tahun 1960. 

Dengan potensi kecerdasan di atas rata-rata yang dimiliki oleh 

Nurcholish Madjid, maka pimpinan pesantren Gontor K.H Zarkasyi meliriknya 

untuk diberangkatkan ke Kairo melanjutkan jenjang studinya, namun karena 

ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga beliau tidak jadi untuk dikirim 

ke Kairo. Namun K.H Zarkasyi tidak kehilangan akal, beliau lalu mengirimkan 

surat ke IAIN Jakarta dan meminta agar murid kesayangannya itu bisa 

diterima di lembaga tinggi Islam yang bergengsi itu. Dan berkat bantuan 

seorang alumni Gontor yang ada di IAIN Syarif Hidayatullah pada waktu itu, 

Nurcholish Madjid pun diterima sebagai mahasiswa. 

B. Riwayat Pendidikan Nurcholish Madjid 

Pendidikan Cak Nur dimulai dari Sekolah Rakyat (SR), sekolah resmi 

pertama yang didirikan pemerintah Indonesia, dan Madrasah Ibtidaiyah (sore 

hari) yang didirikan oleh ayahnya. Setelah tamat SR pada tahun 1952 Ia 

melanjutkan ke pesantren Darul Ulum, Rejoso, Jombang. Di sini Cak Nur hanya 

dapat bertahan selama dua tahun dengan menyelesaikan Ibtidaiyah dan 

sedang melanjutkan Tsanawiyah. Selama dua tahun di pesantren ini, Cak Nur 

merasa tidak kerasan karena dua alasan; pertama, karena alasan kesehatan, 

kedua, karena alasan ideologi politik, sebab ayah Cak Nur meski orang NU 

tetapi aktifis masyumi. Dengan menyitir pendapat fatwa KH. Hasyim Asy‟ari 

sebagai ijtihad politik “Masyumi merupakan satu-satunya wadah aspirasi 

umat Islam Indonesia”, sehingga meskipun saat itu NU sudah keluar dari 

masyumi, ayah Cak Nur tetap mendukung kepentingan politik masyumi. 

Akibatnya banyak teman santri di Darul Ulum yang meledeknya dengan 
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julukan “anak masyumi yang kesasar”. Akibatnya Ia tidak betah dan kemudian 

pindah ke pesantren modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.2 

Di Pondok Gontor, Cak Nur menemukan suasana yang lain dari 

sebelumnya, suasana lebih terbuka, liberal tidak tersekat oleh golongan 

tertentu dan terikat dengan madzhab imam tertentu. Di Gontor, Cak Nur selalu 

menunjukkan prestasi yang baik, sehingga dari kelas satu Ia bisa langsung 

loncat naik ke kelas tiga. Karena prestasinya yang cukup baik, ketika tamat 

pada tahun 1960 sang guru bermaksud mengirimnya ke Universitas al Azhar 

Mesir. Namun rencana tersebut gagal akibat kesulitan mendapat visa sebagai 

dampak dari kegoncangan yang sedang terjadi di Mesir. Sebagai gantinya Cak 

Nur masuk ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.3 

Pendidikan yang diperoleh Cak Nur di Gontor sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan intelektualnya, sehingga menghasilkan keluasan 

wawasan yang dijadikan bekal saat pergi ke Jakarta. Di IAIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, Cak Nur mengambil Fakultas Adab Jurusan Sejarah dan 

Kebudayaan Islam. Untuk menambah wawasan kebahasaannya Ia mengikuti 

kursus bahasa perancis  dan beberapa bahasa lain,  serta mulai  menulis di 

beberapa media massa. Dunia tulis menulis dimulai ketika artikel berbahasa 

arab tentang Fiqh Umar yang diterjemahkannya dimuat dalam majalah Gema 

Islam, majalah milik Hamka. Sejak itu tulisannya banyak menghiasi majalah 

Gema Islam. Cak Nur meraih gelar sarjana tahun 1968 dengan skripsi berjudul 

Al-Qur‟an „Arabiyyun Lughatan wa „Alamaiyyun Ma‟nan (Al- Qur‟an secara 

bahasa adalah arab, secara makna adalah universal). 

 

2 Nur Khalid Ridwan, Pluralisme Borjuis; Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur, 
Yogyakarta: Galang Press, 2002, hlm. 37-38. 

3 Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Bandung: Mizan, 1987, 
hlm. iii. 
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Di IAIN Syarif Hidayatullah beliau mengambil jurusan sastra arab dan 

sejarah pemikiran Islam. Dalam karir kemahasiswaan beliau berkenalan 

dengan orgnisasi yang dari sana nanti ia mengguncang pemikiran Islam di 

tanah air dan disitu pula gebrakan pemikiran Islam di langit intelektual 

Indonesia dimulai. Organisasi tersebut adalah Himpunan Mahasiswa Islam 

(HMI). Di HMI beliau sangat aktif sehingga setiap jenjang organisasi dilalui 

dengan penuh semangat, mulai dari komisariat lalu menjadi ketua umum HMI 

cabang Jakarta hingga akhirnya berhasil menjadi ketua umum PB HMI. 

Setelah tamat dari IAIN Jakarta, Pada tahun 1978 atas prakarsa Leonard 

Binder, Fazlur Rahman dan Ford Foundation, Ia mendapat kesempatan studi 

lanjut di universitas Chicago, Amerika Serikat, sampai meraih gelar doktor 

dalam bidang kalam dan filsafat dengan desertasi “Ibn Taymiya on Kalam and 

Falasafah; a Problem of Reason and Revelation” (Ibnu Taimiyyah dalam kalam 

dan filsafat; masalah akal dan wahyu dalam Islam) pada tahun 1984. 

Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1998, tepatnya ketika iklim politik 

Indonesia sedang menghangat disebabkan gerakan reformasi yang digerakkan 

oleh para mahasiswa dan kalangan perguruan tinggi termasuk Cak Nur sendiri 

terlibat didalamnya. Ketika itulah Ia dikukuhkan sebagai guru besar luar biasa 

dalam bidang ilmu filsafat Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, judul 

pidatonya; “Kalam Kekhalifahan Manusia dan Reformasi Bumi”. 

Cak Nur selama menjadi mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

aktif di organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam Setelah 

melewati pendidikan tokoh HMI ini menjalani studi doktoralnya di Universitas 

Chicago, Amerika Serikat (1978-1984), dengan disertasi tentang filsafat dan 

kalam Ibnu Taimiyah. Mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah, 1972-1976; dosen 

pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1985-sekarang; peneliti pada LIPI, 



55 

 

1978-sekarang; guru besar tamu pada Universitas McGill, Montreal, Canada, 

1991-1992. Fellow dalam Eisenhower Fellowship, bersama istri, 1990. Cak 

Nur banyak menulis makalah-makalah yang diterbitkan dalam berbagai 

majalah, surat kabar dan buku suntingan, beberapa diantaranya berbahasa 

Inggris. Buku-bukunya yang telah terbit ialah Khazanah Intelektual Islam 

(Jakarta, Bulan Bintang/Obor, 1984) dan Islam, Kemodernan dan 

Keindonesiaan, suntingan Agus Edy Santoso (Bandung, Mizan, 1988). 

(HMI). Puncaknya menjadi ketua umum PBHMI (1966-1969 dan 1969- 

1971). Sedangkan di organisasi luar, Ia menjadi Presiden Persatuan 

Mahasiswa Islam Asia Tenggara, 1967-1969, asisten Sekjen IIFSO 

(International Islamic Federation of Students Organization/ Federasi 

Organisasi-Organisasi Mahasiswa Islam Internasional) 1968-1971.6 Selama 

aktif HMI, Ia banyak mengembangkan pandangan tentang jawaban Islam 

terhadap masalah modernisasi yang dinilai sebagai pandangan seorang 

muslim yang idealis, yang setelah disempurnakan oleh Endang Saifudin 

Anshori dan Sakip Muhammad, menjadi dokumen resmi HMI yang berjudul 

Nilai-nilai Perjuangan HMI. Karena pandangan inilah yang menyebabkan Ia 

dijuluki “Natsir Muda”. 

Cak Nur pernah menjadi Peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi dan 

Sosial (LEKNAS-LIPI) Jakarta (1978-1984), Peneliti Senior Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta (mulai tahun 1984), Dosen Fakultas 

Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 

(mulai tahun 1985), Anggota MPR-RI (1987-1992 dan 1992-1997), Anggota 

Dewan Pers Nasional (1990-1998), Anggota KOMNAS HAM (mulai tahun 

1993), Profesor Tamu McGill University Montreal Canada (1991-1992), Wakil 

Ketua Dewan Penasehat ICMI (1990-1995), Anggota Dewan Penasehat ICM 
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(1996), pendiri dan ketua Yayasan Paramadina, juga sebagai Rektor 

Universitas Paramadina Mulya, Jakarta. Disinilah dimulai kajian-kajian Islam 

secara intensif, dengan menggunakan beberapa pendekatan yang menonjol, 

diantaranya; pendekatan filosofis, empiris- sosiologis dan spiritual.7 Dan 

inilah yang akhirnya menjadi studi di Paramadina dengan sistem ke-Islam-an 

yang menumbuhkan prinsip-prinsip pluralisme, toleransi, keadilan 

keterbukaan dan demokrasi. 

C. Corak Pemikiran Nurcholish Madjid 

Selain pengaruh lingkungan keluarga, pendidikan di Gontor dan 

pendidikan dari Amerika, ada sedikitnya tiga hal penting yang mempengaruhi 

pemikiran Cak Nur; pertama, faktor sosial keagamaan yakni semakin 

transparannya disintegrasi keagamaan dan pertikaian intern umat Islam yang 

dikarenakan tidak adanya satu otoritas kepemimpinan. Kedua, faktor 

kehidupan politik yang mengenal tiga tahap utama proses perkembangan 

Indonesia, ketiga tahap itu yakni tahap orde baru, orde lama dan orde 

reformasi. Pada orde lama dan orde baru iklim perpolitikan negara 

memandang sinis terhadap aktivitas umat Islam. Ketiga, faktor ekonomi, 

realitas menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, akan 

tetapi umat Islam-lah yang paling miskin dan terbelakang, ditambah hegemoni 

perputaran ekonomi yang dikuasai oleh sekelompok golongan yang dekat 

dengan kekuasaan.4 

Beberapa hal yang disampaikan di atas merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi corak pemikiran Cak Nur, tapi lebih lanjut menurut Azumardi 

Azra, Cak Nur merupakan sosok pemikir yang sulit untuk “dikotakkan” dalam 

 

4 Nurcholish Madjid, Perjalanan Religius Umrah dan Haji, Jakarta: Paramadina, Cet. 
ke-1, 1997, hlm. xii-xiii. 
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satu tipologi yang mutlak, Ia terlalu sulit untuk dikaitkan pada satu sumber 

atau faktor, boleh saja dipengaruhi Fazlur Rahman atau Ibnu Taimiyyah, pada 

saat yang sama Ia juga bisa berbeda dengan mereka secara sangat kreatif dan 

imajinatif. Inilah yang memungkinkan adanya perbedaan dalam menentukan 

tipologinya.5 

Menurut Sufyanto tipologi pemikiran Cak Nur sebelum tahun 1970 

metode yang digunakan adalah bercirikan idealistik, Sedangkan setelah tahun 

1970 metode yang digunakan bercirikan realistic, Ini dapat dilihat 

sebagaimana sebelumnya Nurchlish Madjid sebagai aktivis HMI dikenal 

sebagai “Natsir Muda”, tetapi ide pembaharuannya tentang perlunya wajah 

sekularisme di Indonesia dengan metode shock therapi-nya, yang kemudian Ia 

di pandang sebagai seorang yang realistik.6 

Dalam perjalanan selanjutnya Cak Nur dikategorikan oleh M Syafi‟i 

Anwar sebagai seorang yang substantivistik yakni refleksinya adalah 

melakukan upaya yang signifikan terhadap pemikiran dan orientasi politik 

yang menekankan manifestasi substansial dari nilai-nilai Islam (Islamic 

injunctions) dalam aktivitas politik. Bukan saja dalam penampilan, tetapi juga 

dalam format pemikiran dan kelembagaan politik mereka. Perlu diperjelas 

bahwa setiap kali Cak Nur melontarkan pemikiran-pemikirannya pastilah 

tidak akan pernah lepas dari masalah-masalah politik, inilah yang menjadi ciri 

khas (manhaj fikr) Cak Nur dalam setiap gagasannya sebagai seorang tokoh 

pemikiran dan pengamat politik.7 

 

5 Azumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta Dan Tantangan, 
Badung: PT. Rosdakarya, cet. ke-1, 1999, hlm. 159 

6 Komarudin Hidayat, Tragedi Raja Midas; Moralitas Agama Dan Krisis Modernisme, 
Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1998, hlm. 18. 

7 Syafi‟i Anwar, Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang 
Cendekiawan Muslim Orde Baru, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1995, hlm. 155-184 



58 

 

Sejak 1986, bersama kawan-kawan di ibukota, mendirikan dan 

memimpin yayasan wakaf Paramadina, dengan kegiatan-kegiatan yang 

mengarah kepada gerakan intelektual Islam di Indonesia. Buku ini adalah 

salah satu hasil kegiatan itu. Dan sejak 1991 menjabat wakil ketua dewan 

pakar ikatan cendekiawan muslim se Indonesia (ICMI). 

Cak Nur dianggap sebagai salah satu tokoh pembaruan pemikiran dan 

gerakan Islam di Indonesia. Cak Nur dikenal dengan konsep pluralismenya 

yang mengakomodasi keberagaman ke-bhineka-an keyakinan di Indonesia. 

Menurut Cak Nur, keyakinan adalah hak primordial setiap manusia dan 

keyakinan meyakini keberadaan Tuhan adalah keyakinan yang mendasar. Cak 

Nur mendukung konsep kebebasan dalam beragama, namun bebas dalam 

konsep Cak Nur tersebut dimaksudkan sebagai kebebasan dalam menjalankan 

agama tertentu yang disertai dengan tanggung jawab penuh atas keputusan 

yang dipilih. Cak Nur meyakini bahwa manusia sebagai individu yang 

paripurna, ketika menghadap Tuhan di kehidupan yang akan datang dan 

bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan, dan kebebasan dalam memilih 

konsep yang logis. 

Sebagai tokoh pembaruan dan cendekiawan muslim Indonesia, seperti 

halnya K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Cak Nur sering mengutarakan 

gagasan-gagasan yang dianggap kontroversial terutama gagasan mengenai 

pembaruan Islam di Indonesia. Pemikirannya dianggap sebagai mendorong 

pluralisme dan keterbukaan mengenai ajaran Islam di Indonesia, terutama 

setelah berkiprah dalam yayasan Paramadina dalam mengembangkan ajaran 

Islam yang moderat. 

Namun demikian, Cak Nur juga berjasa ketika bangsa Indonesia 

mengalami krisis kepemimpinan pada tahun 1998. Cak Nur sering diminta 
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nasihat oleh presiden Soeharto terutama dalam mengatasi gejolak pasca 

kerusuhan Mei 1998 di Jakarta setelah Indonesia dilanda krisis hebat yang 

merupakan imbas krisis 1997. Atas saran Cak Nur, presiden Soeharto 

mengundurkan diri dari jabatannya untuk menghindari gejolak politik yang 

lebih parah. 

Metafora itu berulang kali dilontarkan cendekiawan Cak Nur (66) 

dalam berbagai kesempatan. Mengingatkan bangsa ini betapa pentingnya 

menunda kesenangan untuk hari esok yang lebih baik. Menahan diri dari 

kemewahan dan mementingkan pendidikan. ”Bila perlu orang tua melarat, 

tapi anaknya sekolah dengan baik,” pesannya. Cak Nur tidak hanya berpesan, 

tetapi menyatakannya dalam kehidupan. Kedua anaknya melanjutkan 

pendidikan ke Amerika Serikat hingga jenjang master. Kesederhanaan 

melekat kuat dalam keseharian kehidupannya, dia bukan hanya cendekiawan, 

tetapi pemberi inspirasi bagi bangsanya, dengan gagasan yang sering kali 

mendahului zamannya. Tahun 1970, ketika semangat masyarakat berpartai 

menggebu, putra sulung almarhum Abdul Madjid ini muncul dengan jargon 

”Islam Yes, Partai Islam No”, untuk melepaskan Islam dari klaim satu 

kelompok tertentu, dan menjadi milik nasional. Namun, sedikit yang paham 

dengan gagasan ini, menganggap Cak Nur mengembangkan sekularisme. 

Tahun 1980-an, Cak Nur mendorong terjadinya check and balance 

dengan munculnya ide oposisi loyal. Guru besar Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah, Jakarta, ini juga melontarkan wacana Pancasila sebagai 

ideologi terbuka, yang juga kembali menuai pro dan kontra. Cak Nur tak 

pernah surut mengembangkan intelektualitasnya. Lewat Paramadina, 

dikembangkan komunitas intelektual dan merengkuh kelas menengah muslim 

Indonesia untuk lebih intensif mengkaji Islam. Dengan caranya, Cak Nur 
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membuka jalan terwujudnya reformasi dengan menolak tawaran duduk di 

komite reformasi, yang dibentuk presiden Soeharto untuk menghadapi 

tuntutan reformasi (1998). Penolakan itu meruntuhkan rencana Soeharto 

bertahan sebagai presiden. Kegundahan terhadap kehidupan politik bangsa 

mendorong Cak Nur menyatakan siap mengikuti pemilihan presiden pada 

pemilu 2004, dan lahirlah 10 program membangun Indonesia. Cak Nur 

meninggal dunia pada 29 Agustus 2005 akibat penyakit sirosis hati yang 

dideritanya. Cak Nur dimakamkan di taman makam pahlawan Kalibata 

meskipun merupakan warga sipil karena dianggap telah banyak berjasa 

kepada negara. 

D. Karya Nurcholish Madjid 

Selesai menjabat ketua umum PB HMI yang kedua pada tahun 1971, ia 

lebih banyak menulis untuk mengaktualisasikan pemikiran-pemikiran selama 

di HMI. Setamat dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Nurcholish Madjid 

bekerja sebagai dosen di almamaternya, mulai tahun 1985, ia ditugaskan 

memberikan kuliah tentang filsafat di fakultas pascasarjana IAIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. Bersamaan dengan itu, ia pernah juga berkesempatan 

menjadi dosen tamu pada Universitas McGill, Montreal, Canada, pada tahun 

1990 didampingi oleh istrinya yang mengikuti program Eisenhower 

Fellowship.8 

Dilatar belakangi aktivitasnya yang sangat intens di HMI, tidak heran 

apabila beliau banyak menduduki jabatan penting, diantaranya adalah sebagai 

presiden PEMIAT (Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara), selain itu 

beliau juga meniti karir di dunia pers sebagai pemimpin umum majalah 

 

8Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan. (Jakarta: Paramadina, 2003), h.60. 
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member sekaligus pemimpin redaksi majalah forum pada tahun 1971-1974. 

Ia pula pernah memimpin LSIK (Lembaga studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan) 

pada tahun 1984-1977, dan juga ia pernah bekerja sebagai peneliti pada LIPI 

(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sejak tahun 1978. 

 Di tengah kesibukannya sebagai aktivis, Cak Nur juga tercatat sebagai 

ilmuwan yang produktif dalam menghasilkan karya ilmiah. Di antara karya 

ilmiah yang dihasilkannya adalah: 

1. Islam Kemodernan dan Keindonesiaan. Bandung: Mizan, 1987. 

2. Khazanah Intelektual Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1968. 

3. Islam Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Paramadina, 2008. 

4. Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan. Bandung: Mizan, 1993. 

5. Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Jakarta: Paramadina, 1994. 

6. Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi baru Islam. 

Jakarta: Paramadina, 1995. 

7. Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin 

Islam dalam Sejarah. Jakarta: Paramadina, 1995. 

8. Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia. 

Jakarta: Paramdina, 1997.  

9. 30 Sajian rohani, Renungan di bulan Ramadhan. Bandung: Mizan, 1998 

10. Perjalanan Religus Umrah dan Haji. Jakarta: Paramadina, 1997. 

11. Cita-cita Politik Islam. Jakarta: Paramadina, 1999. 

12. Cendikiawan Religus Masyarakat. Jakarta: Paramadina, 1999. 

13. Pesan-pesan Taqwa, Kumpulan Khutbah Jumat di Paramadina. Jakarta: 

Paramadina, 2000. 

14. Perjalanan Religus Umrah dan Haji. Jakarta: Paramadina, 2000. 

15. Fatseon Nurcholish Madjid. Jakarta: Penerbit Republika, 2002. 
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16. Kaki Langit Peradaban Islam. Jakarta: Paramadina, 2009. 

17. Bilik-Bilik Pesantren. Jakarta: Paramadina, 1997. 

18. Islam dan Humanis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. 

19. Islam Universal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. 

20. Agama dan Dialog antar Peradaban. Jakarta: Paramadina, 2011. 

Karya-karya Nurcholish Madjid ini terutama  berisi pemikiran Islam, 

dalam konteks integrasi keislaman, keindonesiaan, dan kemoderenan. 

E. Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Politik Islam 

Pemikiran-pemikiran Cak Nur, seringkali melingkupi dua tema 

sekaligus, yaitu menyangkut persoalan agama dan negara. Dalam cakupan 

negara Cak Nur seringkali mencoba mengumpulkan beberapa pikiran tercecer 

yang seringkali diabaikan para politisi. Politik Islam adalah satu di antaranya, 

yang merupakan sikap kritis Cak Nur sebagai intelektual yang gandrung akan 

perlunya menggairahkan proses demokrasi bergerak di sekitar kita. Proses 

demokrasi yang dimaksudkan adalah jika ia mampu membuka dinamika 

pengawasan dan pengimbangan (check and balance) masyarakat.9 

Cak Nur dengan pikiran jernih menjelaskan hubungan tak langsung 

antara agama dan negara, yaitu pada level pemikiran politik. Agama memberi 

dukungan keabsahan nilai-nilai politik yang membawa kepada kemaslahatan 

bersama. Karena sifat negara seharusnya netral-agama, maka bahasa-bahasa 

politik itu pun harus bersifat umum. Cak Nur mengklasifikasikan pemikiran 

 

9 Edy A. Effendi, Dialog dan wacana keterbukaan, pengantar dalam Nurcholish Madjid, 
Dialog Keterbukaan; Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer, Jakarta: 
Paramadina, Cet. ke-1, 1998, hlm. xvi. 
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politik tersebut dalam beberapa tema pemikiran yaitu demokrasi, keadilan 

dan keterbukaan.10 

1. Pemikiran Tentang Demokrasi 

Salah satu pemikiran Cak Nur adalah menyoroti tentang persoalan 

demokratisasi di Indonesia. Demokrasi yang dimaksudkan adalah jika ia 

membuka dinamika pengawasan dan pengimbangan (check and balance) 

masyarakat. Demokrasi yang dirumuskan “sekali untuk selamanya” sehingga 

tidak memberi ruang bagi adanya perkembangan dan perubahan 

sesungguhnya adalah bukan demokrasi, melainkan kediktatoran. Dalam alur 

demokrasi yang disampaikan Cak Nur terasa perlunya partisipasi politik yang 

luas dan otonom dari masyarakat. 

Di bawah ini akan diuraikan beberapa tema pemikiran Cak Nur yang 

berkaitan dengan persoalan demokratisasi di Indonesia, antara lain: 

a. Oposisi 

Pada dasarnya orang tidak bisa mengembangkan demokrasi, kalau 

tidak terbiasa berfikir alternatif, karena itu akan berkaitan dengan kesediaan 

untuk berbeda pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, dan 

menyatakan pikiran. Untuk itu salah satu lembaga yang diperlukan adalah 

lembaga oposisi. Yang sebetulnya hanyalah kelembagaan dari suatu 

kecenderungan yang selalu ada dalam masyarakat, yaitu adanya sekelompok 

orang yang tidak setuju kepada hal yang sudah mapan.11 

Oposisi menurut Cak Nur tidak perlu dipahami sebagai sikap 

menentang (to oppose memang berarti menentang), sebab dalam oposisi ada 

 

10 Nurcholish Madjid, Cita-cita Politik Islam Era Refoemasi, Jakarta: Paramadina, 
1999, hlm. xiv. 

11 Nurcholish Madjid, Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial 
Politik Kontemporer, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1998, hlm.72 
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pula segi to support-nya, sehingga dalam konteks politik oposisi lebih 

merupakan kekuatan penyeimbang, suatu check and balance yang bisa 

membuat perasaan-perasaan tersumbat tersalurkan. 

Pada dasarnya, perlunya oposisi bisa dimulai dengan suatu postulat 

yang sederhana sekali, yaitu bahwa masalah sosial dan politik tidak bisa 

dipertaruhkan dengan itikad baik, betapapun klaim orang itu mempunyai 

itikad baik, sebab yang dipertaruhkan adalah kehidupan orang banyak. Dan 

kalau sesuatu itu sudah bersifat sosial yang menyangkut orang banyak, maka 

itu harus dipersepsi, dipahami, dan di pandang sebagai persoalan yang 

terbuka, dimana partisipasi menjadi suatu bentuk keharusan. Salah satu 

bentuk partisipasi adalah oposisi, yakni suatu kegiatan sosial-politik yang 

mengingatkan, jangan sampai kita menjadi korban yang fatal untuk suatu 

kenyataan yang sederhana; bahwa manusia itu bisa selalu salah. 

Ditambahkan oleh Cak Nur oposisi itu juga bersifat kekeluargaan, tetapi 

tidak berarti dalam keluarga itu tidak saling mengingatkan, ingat 

mengingatkan adalah bentuk sederhana dari check and balance. Sehingga 

oposisi tidak bertentangan dengan asas musyawarah-mufakat. 

b. Prinsip Musyawarah 

Pada dasarnya prinsip musyawarah tidak akan berjalan produktif 

tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang dalam tatanan modern 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilembagakan antara lain dalam 

kebebasan akademik dan kebebasan pers, tapi prinsip musyawarah itu juga 

akan di rusak oleh sikap-sikap absolutistic dan keinginan mendominasi 

wacana karena tidak adanya perasaan cukup rendah hati untuk melihat 

kemungkinan orang lain berada di pihak yang lebih baik atau lebih benar. 

Musyawarah yang benar adalah musyawarah yang terjadi atas dasar 
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kebebasan dan tanggungjawab kemanusiaan: dasar tatanan masyarakat dan 

negara demokratis. 

Oleh karena itu pula demokrasi dengan musyawarah yang benar 

sebagai landasannya itu tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan 

manusia atau egalitarianisme yang kuat dan akan kandas oleh adanya 

stratifikasi sosial yang kaku dan a priori dalam sistem- sistem paternalistik 

dan feodalistik. 

c. Pluralisme 

Pluralisme menjadi tema penting yang banyak mendapat sorotan dari 

sejumlah cendekiawan muslim, termasuk Cak Nur. Karena dilihat dari segi 

geografis, Indonesia adalah negara kepulauan. Di samping itu secara sosial, 

Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, dan adat istiadat yang 

menunjukkan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Di sisi lain, 

kebudayaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sentuhan pengaruh 

kepercayaan dan agama-agama yang berkembang didalamnya. sehingga 

diperlukan kedewasaan politik, kesanggupan menerima perbedaan, dan 

menyelesaikan perbedaan tersebut dalam batas-batas keadaban politik, 

karena semua ini merupakan hal yang penting bagi demokrasi. 

Menurut Cak Nur, pluralisme haruslah dipahami sebagai pertalian 

sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (genuine engagement of 

diversities within the bonds of civility). Artinya pluralisme adalah suatu 

tatanan masyarakat di mana kita harus bersedia untuk terlibat dalam 

keanekaragaman dan menyelesaikan persoalan dengan suatu keadaban.17 

d. Kedaulatan Rakyat 

Kedaulatan rakyat adalah inti dari partisipasi umum rakyat dalam 

kehidupan bernegara. Adanya kesempatan melakukan partisipasi umum 
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secara efektif adalah wujud sebenarnya dari kebebasan dan kemerdekaan. 

Oleh karena itu, seluruh cita-cita kemasyarakatan dan kenegaraan 

sebagaimana dinyatakan dalam nilai- nilai kesepakatan luhur dalam 

muqoddimah UUD 1945, akan sirna tak bermakna tanpa adanya partisipasi 

umum rakyat. Bahkan kedaulatan negara dalam hubungannya dengan negara-

negara lain pun adalah kelanjutan kedaulatan rakyat. Hal ini terbukti dengan 

nyata sekali dalam saat-saat kritis negara menghadapi ancaman.18 

2. Pemikiran Tentang Keadilan 

Seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik dan pertikaian dalam 

masyarakat bangsa Indonesia. Di bawah ini akan diuraikan beberapa tema 

pemikiran Cak Nur yang berkaitan dengan persoalan keadilan, antara lain: 

a. Keadilan sosial 

Kedaulatan ekonomi adalah kedaulatan yang diharapkan lahir dari 

adanya keadilan sosial, yang merupakan tujuan sebenarnya kita dalam 

bernegara, sebab dengan adanya keadilan sosial akan tumbuh rasa ikut punya 

dan rasa ikut serta oleh semua. Komitmen kepada usaha untuk mewujudkan 

keadilan sosial, dengan ketegasan memperhatikan kepentingan hidup rakyat 

secara nyata. Pelajaran paling pahit dari pengalaman kita bernegara masa-

masa terakhir ini muncul karena diabaikannya nilai keadilan sosial, 

dibiarkannya praktek-praktek kezaliman sosial berjalan dengan bebas dan 

merajalela. 

Demi itu semua, pembangunan ekonomi harus diubah dari pola dan 

orientasi yang terlalu lebar membuka kerawanan terhadap kedaulatan rakyat, 

menjadi pola dan orientasi ekonomi rakyat patriotik. Ketangguhan ekonomi 

rakyat itu akan terwujud apabila kita mampu secara mandiri mengolah 

kekayaan alam kita, dengan tingkat kreatifitas setinggi-tingginya. 
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Kemandirian ekonomi nasional diwujudkan dengan handalan ekonomi 

pertanian rakyat yang maju dan modern, dan dengan basis industri rakyat. 

Dalam sistem ekonomi global -suatu hal yang tidak dapat dihindari- hanya 

dengan ketangguhan ekonomi nasional itu kita akan mampu bersaing secara 

sehat, dengan hasil akhir kemenangan untuk semua, tanpa merugikan pihak 

manapun juga. Dan ketangguhan ekonomi nasional itu pula, kita akan lebih 

terlindung dari unsur destruktif keserakahan para petualang ekonomi 

internasional. 

b. Ketaatan hukum 

Komitmen pribadi kepada nilai-nilai hidup yang luhur tidak akan 

bermakna apa-apa jika tidak diwujudkan secara nyata dalam tindakan sehari-

hari. Komitmen pribadi kepada nilai-nilai luhur dapat diwujudkan dalam 

bentuk ketaatan pribadi kepada aturan hukum yang berlaku. Semua anggota 

masyarakat harus tunduk dan patuh kepada hukum dengan sikap teguh, 

konsekuen, berdisiplin dan penuh kesabaran dan ketabahan. Sekali suatu 

ketentuan aturan atau hukum di tawar untuk dilanggar, maka prinsip rule of 

law sudah dirusak, betapapun kecilnya ketentuan aturan yang di langgar itu, 

biarpun misalnya “sekedar” ketentuan harus berhenti pada lampu merah di 

jalan. 

c. Pemberantasan korupsi 

Gunnar Midral, seorang ahli ekonomi Swedia pemenang hadiah Nobel 

–sebagaimana dikutip Cak Nur- memasukkan Indonesia ke dalam kelompok 

negara berkembang, sebagai kelompok “negara- negara lunak”.  Yang di 

maksud dengan “lunak” ialah tidak  adanya disiplin sosial, dan 

menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi oleh orang-orang 

yang mempunyai kekuatan ekonomi, sosial dan politik. Kesempatan 
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penyalahgunaan dalam ukuran besar itu terbuka untuk kelas atas, tetapi 

orang-orang dari kelas bawah pun sering mendapat kesempatan untuk 

keuntungan-keuntungan kecil, dan ini disebut sebagai gejala korupsi. 

Korupsi adalah suatu sistem politik, yang bisa diarahkan oleh mereka 

yang berkuasa dengan tingkat ketepatan yang bisa ditenggang. Efek paling 

buruk meningkatnya korupsi ialah menyebarnya sikap sinis dalam kalangan 

masyarakat luas serta turunnya kemauan untuk bertahan melawan godaan 

menerima suap pada semua lapisan birokrasi. Korupsi juga mengintroduksi 

elemen tak rasional dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana (misalnya 

pembangunan) dengan menyimpangkan rencana itu. 

Karena sudah sedemikian kompleksnya kenyataan tentang korupsi, 

dan sedemikian rusaknya dampak-dampak yang dihasilkannya, maka tidak 

ada jalan bagi usaha memberantas korupsi selain dari pada kemauan politik 

yang kuat dan keteladanan pemimpin. Kemauan politik yang kuat dan 

keteladanan pemimpin itu harus sejalan seiring dan bersama-sama. 

3. Pemikiran Tentang Keterbukaan 

Suatu hal yang patut kita terima dengan penuh syukur kepada Tuhan 

ialah kesepakatan bahwa pancasila adalah sebuah idiologi terbuka. Pancasila 

merupakan idiologi modern, yang diwujudkan dalam zaman yang modern dan 

ditampilkan oleh seorang atau sekelompok orang dengan wawasan modern 

yaitu bapak pendiri republik Indonesia, dan dimaksudkan untuk memberi 

landasan filosofi bersama sebuah masyarakat plural yang modern, yaitu 

masyarakat Indonesia. Karena sebagai produk pikiran modern, pancasila 

merupakan sebuah idiologi yang dinamis, karena watak dinamis tersebut 

membuat Pancasila dipahami dan di pandang sebagai idiologi terbuka. Oleh 

karena itu tidak mungkin ia dibiarkan mendapat tafsiran sekali jadi untuk 
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selama- lamanya (one of all), pancasila juga tidak mengijinkan adanya badan 

tunggal yang memonopoli hak untuk menafsirkannya. 

Menurut Cak Nur, masyarakat dengan keanekaragamannya harus 

diberi kebebasan mengambil bagian aktif dalam usaha-usaha menjabarkan 

nilai-nilai idiologi nasional dan mengaktualkannya dalam kehidupan 

masyarakat. Setiap usaha yang menghalanginya akan menjadi sumber 

malapetaka, tidak saja bagi negara dan masyarakat Indonesia sebagai 

masyarakat majemuk tetapi juga bagi idiologi nasional itu sendiri sebagai titik 

tolak pengembangan pola hidup bersama. Jadi pancasila harus menjadi 

idiologi terbuka, sesuai dengan rancangannya sebagai landasan kehidupan 

sosial-politik yang plural dan modern.26 

Dibawah ini akan di uraikan beberapa tema pemikiran Cak Nur yang 

berkaitan dengan persoalan keterbukaan, antara lain: 

a. Pandangan Sosial Politik 

Inti dari gerakan reformasi adalah kritik terhadap bentuk keadaan yang 

sedang berlaku, dan usaha untuk mendapatkan bentuk keadaan yang lebih 

baik. Karena logika itu maka suatu reformasi tidak mungkin dimulai dari nol 

atau ketiadaan, betapapun radikal dan fundamentalnya perbaikan yang 

diusahakan. Gerakan reformasi harus di pandang sebagai kelanjutan wajar 

dan alamiah dari tingkat kemajemukan masyarakat dan dinamika 

perkembangannya.27 Menurut Nurcholish Madjid, pandangan sosial politik 

ini absah belaka, sepanjang tidak secara kategoris melawan dan menghalangi 

semangat titik temu kebaikan bersama antara semua golongan tanpa 

diskriminasi atau pembedaan satu dari yang lain. 
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b. Prinsip Bimbingan Hidup 

Prinsip bimbingan hidup yang diperlukan oleh sebuah masyarakat 

bebas dan merdeka ialah kesetiaan kepada hati nurani. Karena suara hati 

nurani selamanya bersifat individual, maka kesetiaan kepada hati nurani 

melibatkan perlindungan kepada kebebasan hati nurani (freedom of 

conscience). Dalam urutannya, kebebasan hati nurani mengambil bentuk 

nyata dalam kebebasan beragama. Sebab dengan ajaran agama, melalui 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesucian hati nurani 

dikukuhkan. 

Setiap jiwa manusia pada hakekatnya memiliki sifat, kebaikan dan 

kebenaran sebelum terbukti adalah sebaliknya. Penyimpangan dari fitrah 

harus di pandang sebagai faktor pengaruh negatif dari luar dirinya, yang 

sempat merusak fitrah itu akibat kelemahan kemakhlukannya. Karena faktor 

fitrah itu, maka setiap orang harus di jamin haknya untuk menyatakan 

pendapat. Tapi karena unsur kelemahan kemakhlukannya itu, maka setiap 

orang dituntut untuk cukup merasa rendah hati agar melihat kemungkinan 

dirinya salah, dan agar bersedia mendengarkan dan memperhatikan pendapat 

orang lain. Interaksi positif dalam semangat optimisme kemanusiaan antara 

hak diri pribadi untuk menyatakan pendapat dan kerendahan hati 

mendengarkan pendapat orang lain itu melahirkan ajaran dasar musyawarah. 

Dalam cara berpolitik, Cak Nur mengatakan bahwa orientasi keislaman 

yang kuat selalu dikaitkan dengan oposisi terhadap pemerintah. Menurutnya, 

hal ini disebabkan islam memainkan suatu peranan konsisten sebagai sebuah 

ideologi (rallying ideology) terhadap kolonialisme. peranan ini menghasilkan 

kemerdekaan nasional. karena kaum muslim mengemukakan gagasan politik 

yang tidak sesuai dan tidak sebangun dengan tuntunan praktis era sekarang, 



71 

 

sehingga tumbuhlah prasangka politik yang berorientasi islam dengan 

pemerintah yang berorientasi nasional. 

Nurcholis Madjid juga mengutip pendapat Marshall G.S. Hodgson 

tentang praktik politik orang muslim, Hodgson mengungkapkan bahwa 

sebenarnya perhatian terlalu cepat para pemodern bersifat politis jika sesuatu 

yang khas Muslim dimaksudkan sebagai daya pendorong pertahanan dan 

perubahan social, maka Islam tentu berorientasi politis dan sosial. Maka 

mereka yang syariat yang peduli sejarah dan tatanan social seperti itu. 

Memang mereka yang hadis yang paling tegar mengkritik status quo, seperti 

para pembahru semisal kaum Hanabilah. terlebih lagi, sisi Islam yang paling 

tampak konsisten dengan masyarakat modern yaitu yang paling 

mencerminkan cosmopolitanisme merkantil, individualistis, dan pragmatis, 

bertentangan dengan norma norma aristokratik tatanan msyarakat agraris. 

pramodern telah dibawa ulama syar‟i. Sebaliknya kaum Islam sufi yang 

menekan dimensi batiniah keimanan yang lebih memperhatikan hubungan 

antar pribadi, telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam 

lembaga-lembaga sosial pada masa masa pramodern, dan sekarang cenderung 

secara politis bersifat konservatif.12 

Nurcholis Madjid juga menolak konsep Negara Islam, hal itu 

dipertegasnya dalam ceramah kebudayaan di Taman Ismail Marzuki yang 

kedua tahun 1972, yang mana sebagian isi ceramah itu sebenarnya merupakan 

pemikirannya terhadap epistimologi Islam, khususnya menyangkut dua 

pendekatan, yaitu pendekatan imani yang menyangkut masalah-masalah 

keagamaan yang ukhrawi dan pendekatan ilmiah ynag meliputi masalah-

 

12 Nurchalis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Jakarta: Mizan Pustaka, 
2008, hlm. 31. 
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masalah keduniaan, baik tentang alam materi maupun sosial. Pendekatan 

imani menghasilkan ibadah kepada Allah yang akan berdampak pada 

penyempurnaan budi luhur manusia. Sementara pendekatan ilmiah harus 

bersifat rasional empiris yang mengahsilkan konsep amal-amal sholeh. 

Cak Nur juga mengkritik konsep Negara Islam yang dianggapnya 

sebagai sebuah apologia saja. menurutnya ada sebab mengapa umat Islam 

bersiakap apologi terhadap pemikiran-pemikiran mereka. Pertama, sikap 

defensive mereka terhadap serbuan ideologi- ideologi barat (modern), seperti 

demokrasi, sosialisme dan sebagainya yang bersifat totaliter. Umat Islam 

menjawab serbuan itu dengan kosep al din yang mencakup kesatuan agama 

dan Negara, namun tidak didasarkan kepada kajian ilmiah, hanya merupakan 

apologia ilusif saja. kedua, paham legalisme yang yang hanya dihasilkan oleh 

tuntunan pendekatan fiqh, sehingga Negara dinilai sebagai susunan hukum 

yang disebut syariat. Menurutnya, kajian kajian fiqh di zaman modern telah 

kehilangan relevansinya terhadap persoalan-persoalan masyarakat yang 

senantiasa berubah.  

Negara misalnya, adalah suatu gejala yang berdimensi nasional 

objektif, sedangkan agama berdimensi spiritual yang bersifat pribadi, 

keduanya memang saling berkaitan, namun tetap dibedakan. jika Negara ikut 

mengatur masalah agama dan kepercayaan, maka hal ini tidak sesuai dengan 

ajaran Islam sendiri yang tidak mengenal otoritas keagamaan (la rahbaniyyah 

fi al Islam) tidak ada otoritas kependetaan atau otoritas ulama dalam Islam.13 

Dalam masalah kepemimpinan menurut Islam, Nurcholis Madjid juga 

mengatakan bahwa kerja sama yang harmonis antara masyarakat dan 

 

13 M. Dawam Rahardjo, Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Berkebangsaan, 
Jakarta: Kencana Media, 2010, hlm. 47. 

 



73 

 

pemimpin merupakan suatu keharusan, sebab pada diri manusia juga terdapat 

kekuatan dan kelemahan sekaligus. Kekuatan diperoleh karena hakikat 

kesucian asalnya berada dalam fitrah, yang membuatnya senantiasa 

berpotensi untuk benar dan baik. Adapun kelemahannya diakibatkan oleh 

kenyataan bahwa manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang lemah, 

pendek pikiran dan sempit pandangan serta mudah mengeluh. Manusia dapat 

meningkatkan kekuatannya dalam kerja sama, dan dapat memperkecil 

kelemahannya juga melalui kerja sama. 

Cak Nur juga menyebutkan dalam konteks kekinian, syarat pokok bagi 

pemimpin adalah harus mampu mengembangkan tradisi dialog dua arah, 

tidak menggurui dan juga tidak provokatif, maka suasana keterbuakaan akan 

menjadi sebuah keniscayaan. Cak Nur membandingkan model kepemimpinan 

orde lama dengan zaman reformasi, Cak Nur menyebutkan bahwa konsep 

kepemimpinan orde lama yang cenderung dictator seperti halnya orde baru 

sudah tidak layak lagi digunakan di zaman sekarang maupun di masa yang 

akan datang.14 

Dalam pemikirannya tentang politik Islam, Cak Nur menyebutkan ada 

tiga pokok permasalahan yang harus dihadapi oleh umat Islam, yaitu: 

1) Perlunya cara pemahaman yang lebih maju terhadap ajaran islam 

dengan cara tidak terjebak dalam paham tradisonalisasi islam, 

yakni dengan konsep sekularisasi yang menurut beliau tidak 

menjurus ke konsep sekularime. 

 

14 Muhammad Hari Zamharir, Agama dan Politik; Analisis Kritis Pemikiran Politik 
Nurcholis Madjid, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 63. 
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2) Perlunya cara berpikir yang lebih bebas, sehingga umat islam tidak 

lagi terkungkung dalam kekangan doktrin yang membatasi umat 

islam mengembangkan wawasan mereka dalam bidang politik. 

3) Perlunya idea of progress dan sikap yang lebih terbuka erhadap 

umat lain. 

Ia mengatakan bahwa muatan ideologis pada Islam hendaknya 

dibuang, dengan demikian, Islam sebagai al din tidak akan mengalami reduksi 

maknanya. menurut Nurchalis Madjid, Islam harus didefinisikan lebih inklusif- 

yang mencakup siapa saja dalam sistem keimanannya, termasuk muslim. 

Menurut Nurcholish Madjid, agama bernilai mutlak, tidak berubah 

menurut perubahan waktu dan tempat. Tetapi budaya, dapat berubah dari 

waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Agama merupakan sesuatu yang 

primer, sementara budaya menggambarkan yang sekunder. Budaya dapat 

merupakan ekspresi hidup keagamaan, karena itu sub-ordinate terhadap 

agama, namun tidak pernah terjadi sebaliknya, yaitu agama berdasarkan 

budaya. Maka, agama adalah absolut, berlaku untuk setiap ruang dan waktu, 

dan budaya adalah relatif, terbatasi oleh ruang dan waktu.34 Persoalannya 

buka terletak perkara apakah suatu hasil dialog antara keuniversalan Islam 

dengan kekhasan suatu kawasan dan zaman itu absah atau tidak, melainkan 

setiap hasil dialog kultural dari kedua aspek: universal-partikular ataukulli-

juz‟i, tidak absah, tetapi juga merupakan kreativitas kultural yang berharga. 

Dengan kreativitas itulah suatu sistem ajaran universal seperti agama 

menemukan relevansinya dengan tuntutan khusus yang nyata para 

pemeluknya, menurut ruang dan waktu, serta dengan begitu menemukan 

dinamika dan vitalitasnya.15 

 

15 Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan, Jakarta: Paramadina, 1995, hlm. 45. 
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Nilai keberlakuan sebuah manifestasi atau ekspresi keagamaan 

tidaklah mutlak, tetapi diletakkan seberapa kuat relevansinya dengan 

tuntutan zaman dan tempat. Karena itu, dimungkinkan upaya meningkatkan 

atau mengubahnya atau menggantikannya sama sekali, dalam semangat 

kesadaran dan kenisbian spasial dan temporalnya ruang dan waktu. Ini 

menggambarkan apa yang disebut Nurcholish Madjid sebagai adanya suatu 

kontinuitas dan kezamanan (al Shalah wa al mu‟asharah), sekaligus tuntutan 

untuk senantiasa belajar dari masa lalu dalam rangka mempertahankan mana 

saja unsur-unsur positif dan membuang unsur-unsur negatif, kemudian 

menggunakannya untuk meningkatkan kecakapan mengambil apa saja unsur-

unsur yang lebih baik dari masa kini dan masa depan yang diperkirakan. 

Dengan begitu, suatu pandangan memiliki tidak saja keabsahan yang 

diperlukan sebagai sumber dinamika pengembangannya tapi juga keterkaitan 

dengan tuntutan nyata menurut perkembangan zaman. Dan hanya dengan 

begitu Nurcholish Madjid, mengklaim tentang suatu sistem ajaran seperti 

Islam sebagai rahmatan lil „alamin dan cocok untuk segala zaman dan tempat 

(shahih li kulli zaman wa makan).16 

 

 

 

16 Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan, h. 41. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Corak Pemikiran Politik Nurcholish Madjid 

Syariah Islam pada dasarnya merupakan syariah yang universal, 

berlaku tanpa dibatasi oleh batas teritorial seperti negara dan kerajaan. 

syariah juga tidak ditujukan untuk sekelompok ras dan bangsa tertentu. 

Karena Islam bersifat universal maka hukum-hukum Islam bersifat applicable 

di setiap negara di dunia, namun demikian, dalam realita nya tidak semua 

negara di dunia menerapkan hukum Islam. 

Usaha pencarian konsep tentang negara merupakan salah satu isu 

sentral dalam sejarah pemikiran politik. Tak terkecuali pemikiran politik 

Islam. Pemikiran politik Islam sesungguhnya merefleksikan upaya pencarian 

landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara atau pemerintah sebagai 

faktor instrumental untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan 

masyarakat, baik lahiriah maupun batiniah. Pemikiran politik dalam hal ini 

merupakan ijtihad politik dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam 

konteks sistem dan proses politik yang sedang berlangsung.1 

Di kalangan masyarakat Islam, pada umumnya kurang melihat 

hubungan masalah politik dan agama. Hal ini antara lain disebabkan karena 

pemahaman kurang utuh terhadap cakupan ajaran Islam itu sendiri. 

Kuntowijoyo misalnya mengatakan bahwa banyak orang, bahkan 

pemeluk Islam sendiri tidak sadar bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi 

juga sebuah komunitas (ummat) tersendiri yang mempunyai pemahaman, 

 

1 Abu Zahro ( ed), Politik Demi Tuhan,: Nasionalisme Relejius Di Indonesia, Bandung: 
Bandung ITB Press1998, hlm 43 
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kepentingan, dan tujuan politik. Banyak orang beragama Islam, tetapi hanya 

menganggap Islam sebagai agama individual dan lupa kalau Islam juga 

merupakan kolektivitas. Sebagai kolektivitas, Islam mempunyai kesadaran, 

struktur dan mampu melakukan aksi bersama.2 

Cak Nur (panggilan akrab Nurcholis Madjid) merupakan ikon 

pembaruan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Gagasannya tentang 

politik, khususnya politik Islam telah mengundang reaksi kontroversi dari 

berbagai kalangan. 

Nurcholis Madjid merupakan salah satu tokoh pemikir pembaharuan 

dalam dunia politik Islam di Indonesia. Pengakuan atas perannya dalam dunia 

politik tampak dalam kenyataan pada pemikiran dan tulisannya di berbagai 

media di tanah air. Dalam menggambarkan peta pemikiran politik Islam, 

Nurchalis madjid lebih banyak berkaca pada pemikiran para pemikir teologis 

filosofis barat sehingga pemikiran politik yang ia kembangkan cenderung 

liberal dan bertentangan dengan ajaran Islam. 

Dalam cara berpolitik, Cak Nur mengatakan bahwa orientasi keislaman 

yang kuat selalu dikaitkan dengan oposisi terhadap pemerintah. Menurutnya, 

hal ini disebabkan Islam memainkan suatu peranan konsisten sebagai sebuah 

ideologi (rallying ideology) terhadap kolonialisme. Peranan ini menghasilkan 

kemerdekaan nasional, karena kaum muslim mengemukakan gagasan politik 

yang tidak sesuai dan tidak sebangun dengan tuntunan praktis era sekarang, 

sehingga tumbuhlah prasangka politik yang berorientasi Islam dengan 

pemerintah yang berorientasi nasional. 

Dalam pemikirannya tentang politik Islam, Cak Nur menyebutkan ada 

tiga pokok permasalahan yang harus dihadapi oleh umat Islam, yaitu: 

 

2 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, Jakarta: Raga Grafindo Persada, 2002, hlm. 269 
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1. Perlunya cara pemahaman yang lebih maju terhadap ajaran Islam 

dengan cara tidak terjebak dalam paham tradisonalisasi Islam, 

yakni dengan konsep sekularisasi yang menurut beliau tidak 

menjurus ke konsep sekularime. 

2. Perlunya cara berpikir yang lebih bebas, sehingga umat Islam tidak 

lagi terkungkung dalam kekangan doktrin yang membatasi umat 

Islam mengembangkan wawasan mereka dalam bidang politik. 

3. Perlunya idea of progress dan sikap yang lebih terbuka terhadap 

umat lain. 

Ketika Nurchalis Madjid mengatakan bahwa konsep pembentukan 

Negara Islam adalah apologia semata, ia melihat bahwa watak dasar 

nasionalisme, sosialisme dan paham paham modern yang lain adalah paham 

yang bersifat totaliter, yang berarti secara menyeluruh ingin mengatur atau 

merekayasa kehidupan masyarakat. ia memperkirakan bahwa konsep Negara 

Islam dimunculkan untuk menandingi paham paham sosialis, demokrasi atau 

lainnya. Dalam hal ini, Islam telah diapresiasikan secara atau bersifat ideology 

politik yang juga berwatak totaliter. 

Dalam hal ideologi, Nurcholis Madjid menjelaskan bahwa Islam itu 

sendiri bukan sebuah teori atau ideologi, lebih jauh ia mengatakan, dalam 

bidang politik Islam berada pada posisi yang mengiringi syariah dan lebih 

dekat dengan filsafat dengan dinamika dan wataknya sendiri.3 

Tentang konsep negara Islam, Nurcholis Madjid menyebutkan bahwa 

konsep Negara Islam adalah sebuah distorsi hubungan proporsional antara 

agama dan Negara. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang 

dimensinya adalah rasional dan kolektif, sementara agama adalah aspek 

 

3 Faridi, Agama Jalan Kedamaian, Jakarta: Ghalia Indonesia.2002, hlm. 47 
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kehidupan yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi. lebih lanjut ia 

menyebutkan, memang antara Negara dan agama tidak dapat dipisahkan, 

yaitu terdapat pertalian tak terpisahkan antara motivasi (sifat kebatinan 

iman)dan sikap bernegara melalui individu warga negara. namun antara 

keduanya tetap harus dibedakan dalam dimensi dan metodologinya. Karena 

suatu Negara tidak mungkin menembus dimensi spiritual guna mengatur dan 

mengawasi serta mengurus sikap bathin warga Negara, maka tak mungkin 

pula memberikan predikat keagamaan pada Negara tersebut.4 Ini 

menunjukkan bahwa Nurchalis Madjid bukanlah pendukung politik Islam, ini 

dibuktikan dengan pernyataannya bahwa Islam bukanlah sistem politik. 

Cak Nur selalu menekankan pentingnya mencari persamaan diantara 

semua agama. Sikap memisahkan diri dari universalitas peradaban manusia 

hanya akan menyempitkan Islam sendiri, sebagai cara hidup bagian cukup 

besar dari ummat manusia. Inklusivitas Islam haruslah dipertahankan kalau 

vitalitas agama terakhir itu ingin dapat dilestarikan. Sebab, keharusan 

mengembangkan inklusivitas Islam itu, dalam pandangan Nurcholis Madjid 

hanya dapat terwujud dalam lembaga politik Islam. Terkenal sekali semboyan 

Nurcholis: “Islam Yes Partai Politik Islam No”. 

Begitu banyak sekali hasil kontemplasi Cak Nur dalam khazanah 

keilmuan. Pemikirasn Cak Nur memang sangat relevan dengan keadaan sosial 

para pelaku politik, terutama para prilaku para elit politik. Dalam bukunya 

yang lain, yang berjudul “Islam Doktrin dan Peradaban”, Cak Nur terkesan 

mengenyampingkan Partai Islam. Pemikiran Cak Nur dalam kancah politik 

perlu dikritisi lagi. Meskipun Cak Nur menyadur prilaku etika politik yang 

 

4 Hartono Ahmad Jaiz, Kursi Panas Pencalonan Nurcholis Madjid Sebagai Presiden, 
Jakarta: Darul Falah, 2003, hlm. 78 
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dilakukan oleh nabi dan sahabat, namun itu hanya sebatas nilai-nilainya saja. 

Sehingga disini pemikiran politik Cak Nur sangatlah lemah jika dikaitkan 

dengan politik Islam dan pranata-pranata sosial Islam lainnya dalam tradisi 

keilmuan Islam merupakan bagian dari syariah (al ahkam al amaliah). Itu juga 

karena Cak Nur hanya mengambil sebagian saja baik dari waktu maupun segi 

cakupannya. Piagam Madinah yang sering disebut Cak Nur sebagai Nuktah-

Nuktah kesepakatan antar golongan untuk mewujudkan politik bersama. 

Sementara itu, aspek yang dikemukakan Cak Nur hanya dari segi nilai-

nilai dan etikanya saja, padahal yang dominan pada masa Madinah justru 

legislasi dalam bentuk syari’ah, yang menjadikan sebagian prinsip- prinsip 

dalam piagam Madinah itu berlaku lagi, seperti persamaan (penuh) diantara 

kelompok-kelompok masyarakat karena kelompok Yahudi kemudian menjadi 

dzimmi (non-muslim yang mendapatkan perlindungan), yang hak dan 

kewajibannya sama dengan muslim. 

Cak Nur  menganggap bahwa penggunaan identitas agama dalam 

politik sering kali mereduksi nilai-nilai universal Islam menjadi alat politik 

praktis. Ini bisa mengarah pada eksklusivisme dan konflik antar kelompok. Dia 

menekankan bahwa Islam harus dipahami sebagai sumber nilai-nilai moral 

dan etika yang universal, bukan sekadar identitas politik yang sempit. 

Cak Nur, politik identitas cenderung membatasi ruang demokrasi dan 

menimbulkan polarisasi di masyarakat. Ini bisa merusak kohesi sosial dan 

memperkuat sektarianisme. Dia memperingatkan bahwa politik identitas bisa 

digunakan oleh elit politik untuk memanipulasi massa dan memperkuat 

kekuasaan mereka sendiri, alih-alih memajukan kepentingan rakyat banyak. 

Cak Nur menekankan pentingnya pluralisme dan inklusivitas dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia mendorong dialog antaragama dan 
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antarbudaya sebagai jalan menuju masyarakat yang harmonis dan damai. 

Menurutnya, identitas kebangsaan yang inklusif dan pluralistik lebih penting 

daripada identitas keagamaan atau etnis yang eksklusif. Madjid percaya 

bahwa pendidikan yang baik dan reformasi politik yang berbasis pada nilai-

nilai demokrasi dan keadilan sosial adalah kunci untuk mengatasi masalah 

politik identitas. Dia mengadvokasi pendidikan yang menekankan 

pemahaman mendalam tentang pluralisme, toleransi, dan hak asasi manusia. 

B. Politik identitas sebagai taktik Politik di Indonesia 

Indonesia adalah sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai macam 

suku, agama, ras serta budaya. Di negeri yang terletak di garis Khatulistiwa ini, 

Indonesia banyak menyimpan berbagai sumber daya alam dan juga sumber 

daya manusia yang melimpah. Dengan penduduk yang begitu banyak dan juga 

memiliki latar belakang budaya, agama serta suku yang berbeda-beda, 

kerapkali bangsa ini di hadapkan pada satu kondisi dimana persatuan berada 

diujung tanduk. Solusinya, mencari satu pegangan yang mana bisa dijadikan 

sandaran untuk mempersatukan banyak masyarakat dan juga kepentingan 

didalamnya. Maka dari itulah lahir semboyan negara kita Bhinneka Tunggal 

Ika , berbeda-beda namun tetap satu jua. Seiring berjalanya waktu, persatuan 

Indonesia banyak menghadapi ancaman, entah ancaman eksternal maupun 

internal. Sejak kemerdekaan, bangsa ini sudah mengalami 2 kali invasi militer 

oleh Belanda, pemisahan diri oleh Timor Timor, konflik separatis diberbagai 

wilayah, dan kondisi politik dalam negeri kita. 

Politik dalam negeri kita pun sering berada dalam keadaan tidak stabil 

,terutama pasca kemerdekaan dimana kita berganti-ganti sistem 

pemerintahan mulai dari terpimpin, parlementer sampai demokrasi Pancasila. 

Zaman Orde Baru semua tersentralisasi pada pemerintah pusat yang di pegang 
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oleh The Smiling General, Soeharto, dan masa saat ini, era reformasi , 

demokrasi di indonesia sudah dianggap cukup matang dan jauh lebih baik di 

bandingkan era - era sebelumnya. Namun, walaupun keadaan demokrasi di 

negara kita semakin tahun semakin membaik, ada satu hal yang tak dapat 

dilepaskan dari perjalanan politik di Indonesia, yaitu Politik Identitas. Kita 

mungkin baru familiar dengar kata Politik Identitas di sekitaran tahun 2017 

dimana pada saat itu dilaksakan Pemilu Gubernur DKI Jakarta. Keras dan 

sporadisnya politik identitas pada saat itu membuat masyarakat tersegregasi 

dan terbelah menjadi dua kubu yang berlawanan,  Petahana versus oposisi. 

Cebong versus Kampret. Sebenarnya apa makna sesungguhnya dari politik 

identitas ? Uraian mengenai  politik identitas tidak terlepas dari makna 

identitas itu sendiri.   

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, politik identitas di 

Indonesia sering kali berkaitan dengan etnisitas, agama, dan ideologi politik. 

Contohnya, RMS (Republik Maluku Selatan), GAM (Gerakan Aceh Merdeka), 

dan GPM (Gerakan Papua Merdeka) adalah manifestasi dari ketidakpuasan 

etnis-etnis ini terhadap kebijakan sentralistik Jakarta yang dianggap tidak adil, 

khususnya untuk Aceh dan Papua. Sementara itu, gerakan DI (Darul Islam) di 

Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan memanfaatkan agama sebagai dasar 

ideologi politik identitas mereka. Kecuali GPM yang masih aktif hingga kini, 

gerakan-gerakan politik identitas lainnya seperti yang disebutkan di atas 

relatif telah dapat diatasi melalui kekerasan bersenjata atau diplomasi 

persuasif. 

Selain itu, pada era pasca-proklamasi, Indonesia juga menghadapi 

ancaman dari pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dan 

pemberontakan PRRI/Permesta pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. PKI 
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mengadopsi ideologi Marxisme sebagai dasar politik identitasnya, sementara 

PRRI/Permesta lebih merupakan gerakan protes terhadap kebijakan 

pemerintah. 

Presiden Sukarno dianggap telah melanggar UUD 1950 dan 

menunjukkan sikap pro-PKI pada periode tersebut. Mengenai Pemberontakan 

G30S 1965, politik identitas yang memicunya masih kontroversial hingga kini. 

Pemerintahan Soeharto, yang didukung oleh beberapa penulis domestik dan 

asing, menyebut PKI sebagai pelaku utama tragedi tersebut. Sementara itu, 

penulis-penulis kiri berpendapat sebaliknya, bahwa jika ada keterlibatan PKI, 

partai ini hanya terjebak dalam persaingan internal Angkatan Darat (AD). 

Posisi Presiden Sukarno dalam tragedi tersebut masih memerlukan kajian 

lebih lanjut. Karena masalah ini telah banyak dibahas oleh berbagai pihak 

namun belum terpecahkan, saya tidak ingin membahas lebih lanjut tentang 

peristiwa berdarah tersebut untuk saat ini. 

Penguatan politik identitas dipicu oleh pertarungan yang melibatkan 

latar belakang suku, ras, dan agama yang berbeda. Misalnya, Basuki Tjahaja 

Purnama, yang berasal dari kelompok minoritas Tionghoa dan non-Muslim, 

berhadapan dengan Anies Baswedan, yang berasal dari kelompok mayoritas 

Jawa dan beragama Islam. Situasi ini semakin memanas ketika Ahok (nama 

panggilan Basuki Tjahaja Purnama) diduga melakukan penistaan agama 

melalui komentarnya mengenai Surat Al-Maidah ayat 51.5 

MMI, FPI, dan HTI adalah faksi-faksi Islam radikal yang telah banyak 

dibahas dalam literatur. Seperti yang telah disebutkan, semua faksi ini 

bertekad untuk menerapkan Syari’ah dalam kehidupan bernegara. MMI, 

 

5 Aldho Faruqi, Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas di Indonesia 
Tutukansa Jurnal Khazanah No 1 Vol. 19, 2022, h. 21 
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misalnya, sangat menyesali penghapusan 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, yang dilakukan atas prakarsa Hatta. Bagi MMI, penolakan 

mayoritas umat Islam Indonesia terhadap penerapan Syari’ah secara 

konstitusional dianggap sebagai tindakan yang termasuk dalam kategori 

"kafir, fasiq, dan zalim."6 

Selanjutnya, mari kita tinjau HTI. Berbeda dengan MMI dan FPI yang 

lebih bersifat lokal Indonesia, HTI adalah gerakan politik transnasional yang 

pertama kali digagas oleh Taqiyuddin al-Nabhani, seorang mantan anggota 

Ikhwan. Tujuan akhir dari perjuangan politik HTI adalah menciptakan sebuah 

kekhilafahan yang mencakup seluruh dunia Islam di bawah satu sistem politik. 

Bagi HTI, khilafah adalah satu-satunya sistem politik yang sesuai dengan 

kehendak Syari’ah.7 

Suparlan mengartikan identitas atau jati diri sebagai  pengakuan 

terhadap seorang individu atau suatu kelompok  tertentu yang menjadi satu 

kesatuan menyeluruh yang ditandai  dengan masuk atau terlibat dalam satu 

kelompok atau golongan  tertentu.  Penggabungan ke dalam kelompok atau 

golongan  tertentu ini tentu tidak terlepas dari adanya rasa persamaan yang  

didasari oleh sebuah identitas.  Identitas atau jati diri ini terdapat  dalam 

berbagai bentuk dan jenis seperti identitas gender, agama,  suku,  profesi,  dll.  

Sehingga perkumpulan yang didasarkan pada  satu kesamaan identitas akan 

membentuk sebuah kelompok identitas. Politik identitas sendiri merupakan 

 

6 Haedar Nashir, Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia 
(Jakarta: PSAP, 2007). h. 400 

7 Haedar Nashir, Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia 

(Jakarta: PSAP, 2007). h. 417 
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penjabaran dari  identitas politik yang dianut oleh warga negara berkaitan 

dengan  arah politiknya.  Politik identitas lahir dari sebuah kelompok  sosial 

yang merasa diintimidasi dan didiskriminasi oleh dominasi negara  dan 

pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. Hal inilah yang 

kemudian menjadi dasar lahirnya politik identitas  dalam persoalan 

kenegaraan. 

Seseorang yang terjun dalam bidang politik pasti memiliki kepentingan 

kekuasaan. Kekuasaan di mata Islam bukanlah barang terlarang, sebaliknya 

kekuasaan dan politik dianjurkan selama tujuannya untuk menjalankan visi-

misi kekhalifahan. Untuk itu kekuasaan harus didapatkan dengan tetap 

berpegang pada etika Islam. Sebagai agama yang sempurna, Islam telah 

memberikan panduan etika dalam kehidupan manusia. Karena itu etika dalam 

politik menjadi suatu keharusan.  

Salah satu pemikiran Nurcholish Madjid yang mendapatkan banyak 

reaksi keras adalah tentang politik Islam. Cak Nur mengatakan bahwa yang 

dimaksudkan tidaklah diarahkan untuk mencampurkan antara agama dan 

negara. Menurutnya, antara negara dan agama harus dipisahkan, agar tidak 

terjadi percampuran kepentingan. Proses pemisahan ini diperlukan karena 

umat Islam dalam perjalanan sejarahnya tidak sanggup lagi membedakan 

nilai-nilai Islami, mana yang transendental dan mana yang sifatnya temporal. 

Oleh karena itu, politik harus dipahami sebagai sebuah proses perkembangan 

yang membebaskan, yang menginginkan umat Islam melaksanakan upaya 

mereka mengaitkan universalisme Islam dengan kenyataan-kenyataan. 

Relevan pula dengan fungsi mereka sebagai khalifah Allah di atas bumi. 

Pembedaan negara dan agama tersebut tidaklah bertujuan untuk 

menghilangkan tradisi politik umat Islam, tidak pula membunuh intelektual 
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politik umat Islam. Tetapi lebih dimaksudkan untuk memurnikan agama dari 

semua kepentingan yang semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat 

Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya. Di sini, agama hanya 

digunakan sebagai kendaraan politik. Dengan demikian, kesediaan mental 

untuk selalu menguji kebenaran suatu nilai di hadapan kenyataan-kenyataan 

moral, material, ataupun historis, menjadi sifat kaum muslimin. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya politik identitas adalah 

sebuah cara berpolitik yang didasarkan pada kesamaan identitas , di Indonesia 

sendiri politik identitas kerap dikerucutkan menjadi dua kelompok, yaitu 

nasionalis dan agamis. Saya tidak akan membahas mengapa bisa terbagi 

menjadi dua kelompok seperti di atas , namun saya akan membahas 

bagaimana dampak dari politik identitas ini bagi bangsa dan negara kita. 

Politik  identitas  memberikan  ruang  besar  bagi  terciptanya  keseimbangan 

dan pertentangan menuju proses demokratisasi  sebuah negara.  Apabila tidak 

dikelola dengan tepat dan bijak akan menyebabkan hancurnya stabilitas 

negara.  

Pertentangan antara  kedua-dua  identitas tersebut dapat mengancam 

kestabilan  negara apabila pemerintah tidak memiliki political will dalam 

menengahi isu ini.  Bukan saja kepentingan politik yang dipertaruhkan 

melainkan juga kepentingan masyarakat luas,  sebab politik identitas sebagai 

politik perbedaan merupakan  tantangan tersendiri bagi tercapainya sistem 

demokratisasi yang  mapan.  Sebagai contoh, masa penjajahan dulu kita 

mampu bersatu sebab kita memiliki satu identitas, yakni bangsa Indonesia, 

kita mampu melawan penjajah karena dilandasi semangat persatuan tersebut, 

namun, jika salah mengelola, maka politik identitas akan membuat 

masyarakat terpecah belah seperti saat Pilkada DKI. Yang mana sampai saat 
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ini pun masyarakat semakin terkotak-kotak dan terbagi tidak hanya dalam 

kehidupan perpolitikannya namun juga sosial dan budayanya. Hal ini jika 

dibiarkan terus menerus akan mengoyak stabilitas bangsa. Dan ini cukup 

disayangkan mengingat perbedaan yang kita miliki sejatinya pernah menjadi 

kekuatan kita , saat ini malah menjadi senjata yang menghancurkan kita dari 

dalam bangsa kita sendiri. Solusinya hanya satu , dialog. Dialog dengan siapa 

pun yang memiliki pandangan berbeda dengan kita maka akan membuka satu 

sudut pandang baru bagi kita untuk memahami bagaimana mereka bersikap 

dan memilih pendirian mereka. Karena seyogyanya antara nasionalisme dan 

agama tidak bisa di benturkan. Sebagaimana perkataan K.H Hasyim Asy'ari : " 

Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak bersebrangan. 

Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan ". 

Menyelesaikan bagian ini, mari kita kembali pada Cak Nur. 

Mengutamakan demokrasi, pluralisme, dan nasionalisme Indonesia. 

Kemudian berpedoman pada Piagam Madinah, menerima kenyataan pluralitas 

agama dalam masyarakat Indonesia. Untuk meredam pengaruh gerakan 

radikalisme Islam, umat Islam perlu memiliki gerakan Islam politik dalam 

sistem demokrasi, yang tentu saja merujuk pada. 
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C. Relevansi Islam Yes, Partai Islam No Pemikiran Nurcholish Madjid 

Terhadap Politik Identitas 

Nurcholish Madjid, atau yang lebih dikenal dengan Cak Nur, adalah 

salah satu intelektual Muslim terkemuka di Indonesia yang pandangannya 

tentang hubungan antara Islam dan politik sangat berpengaruh. Salah satu 

gagasan penting yang dia kemukakan adalah slogan "Islam Yes, Partai Islam 

No." Gagasan ini mencerminkan pandangannya tentang relevansi Islam dalam 

kehidupan publik tanpa mengasosiasikannya dengan partai politik berbasis 

agama. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang pemikiran Nurcholish 

Madjid terhadap politik identitas dalam konteks ini Cak Nur meyakini bahwa 

Islam memiliki nilai-nilai universal yang bisa menjadi pedoman moral dan 

etika bagi semua umat, tidak hanya bagi Muslim. Nilai-nilai seperti keadilan, 

kebersamaan, dan kemanusiaan bersifat inklusif dan dapat diaplikasikan 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dia menekankan bahwa 

penerapan nilai-nilai Islam tidak harus melalui pembentukan partai politik 

Islam, melainkan melalui penguatan moral dan etika dalam kehidupan 

individu dan sosial. 

Menurut Nurcholish Madjid, partai politik berbasis agama cenderung 

menciptakan eksklusivisme dan memecah belah masyarakat. Ini bisa 

memperkuat sektarianisme dan memunculkan konflik antar kelompok agama. 

Dia memperingatkan bahwa politik identitas yang berbasis agama sering 

digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek dan dapat mengabaikan 

kepentingan bersama bangsa. 

Cak Nur kecewa dengan partai-partai Islam yang dianggapnya 

strukturalis, legalistik dan formalistik. Sehingga Cak Nur mendeklarasikan 

pada perjuangan kulturasi nilai-nilai ke-islaman dalam sosio kultural 
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masyarakat, bukan ke wilayah partai Islam. Disamping itu, sebagai agama, 

Islam tidak akan kalah, orang Islam lebih efektif menjadi oposisi sambil belajar 

untuk menjadi berkuasa. Dengan begitu Cak Nur telah mengingkari adanya 

partai Islam secara struktural. 

Jika partai-partai Islam merupakan wadah ide-ide yang hendak 

diperjuangkan berdasarkan Islam, telah jelas bahwa ide-ide tersebut sudah 

tidak menarik untuk masa sekarang. Karena ide-ide tersebut sekarang sedang 

menjadi absolut, memfosil, dan kehilangan dinamika. Kenyataannya, partai- 

partai Islam yang ada gagal dalam membangun citra positif dan simpatik dan 

bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Misalnya semakin banyaknya umat 

Islam yang melakukan korupsi. Madjid tidak setuju dijadikannya Islam sebagai 

ideologi politik. Baginya yang terpenting adalah membentuk masyarakat yang 

sudah ada ini menjadi lebih Islami dengan pendekatan- pendekatan kultural 

yang bisa dilakukan. 

Sebagaimana telah diketahui, partai Islam yang bermunculan setelah 

Indonesia merdeka. Partai-partai tersebut bertarung pada pemilu tahun 1955 

dan banyak yang mengalami kegagalan. Hingga akhirnya pada masa Suharto 

partai-partai tersebut difusikan dalam satu partai, yaitu PPP. Setelah 

terbukanya pintu reformasi, partai Islam bermunculan kembali, namun tetap 

kalah oleh partai nasionalis. Posisi yang lebih baik diterima oleh PKB dan PAN 

yang menggunakan Pancasila sebagai ideologi partainya. Meskipun di satu sisi 

keduanya diuntungkan dengan adanya basis massa yang besar (NU dan 

Muhammadiyah), namun di sisi lain penggunaan ideologi Pancasila pada dua 

partai tersebut menunjukkan sikap terbuka keduanya dalam menyikapi 

keberagaman Indonesia. 
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Di lain pihak dia mendukung adanya Partai Golkar karena kaitannya 

alumni HMI yang duduk di kursi DPR akan hilang. Padahal bila kita menengok 

sejarah politik rasul, rasul telah menjalankan politik secara kultural maupun 

struktural. Sehingga dapat dikatakan bahwa. Kalau memang Islam diartikan 

sebagai nilai kultural semata, akan dikemanakan identitas Islam tersebut?. 

Padahal agama Islam sebagai agama yang sempurna, yang mengatur setiap 

aspek kehidupan, semenjak awal mula, para ulama dan para ahli hukum Islam 

telah merinci agama Islam sebagai; aqidah (keimanan atau keyakinan), syari’at 

(ibadah) dan akhlaq (prilaku manusia terhadap tuhan maupun sesamanya). 

Dapat dikatakan pada zaman Nabi adalah Islam Yes Politik Islam Yes. 

Dari pemikiran Nurcholis Madjid tentang politik di atas, sangat kurang relevan 

dengan konsep politik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu dapat dilihat 

dari latar belakang sejarah, yaitu sebagai negara yang heterogen, negara 

Madinah sama dengan Indonesia. Meskipun diberlakukan sistem politik secara 

struktural dan kultural kenyataannya banyak golongan yang menerima. 

Sehingga perjuangan ummat Islam dalam menanamkan nilai-nilai keislaman 

adalah dengan partai Islam. 

Disamping itu Cak Nur kelihatan tidak berani mengatakan partai Islam 

yes, karena waktu itu takut dengan kekuasaan Soeharto. Yang pada tahun 70-

an cengkramannya sangat terasa. Apalagi statemennya yang mengatakan 

bahwa kekalahan Partai Islam adalah karena simbol Islam ini sangat tidak 

beralasan seharusnya yang dikritik adalah ummat Islam yang berpolitik bukan 

masalah simbol. 

Dalam tradisi keilmuan Islam, pemikiran politik, itu tidak terlepas dari 

siyasah syari’ah (pengaturan negara) dan ilmu siyasah syari’ah (ilmu tentang 

pengaturan agama) yang juga disebut sebagai fiqh siyasah. Artinya tidak 
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mungkin membahas pemikiran politik Islam secara komprehensif tanpa 

menyinggung aspek syariah. 

Pemikiran Cak Nur juga kehilangan semangat ideologisnya, karena 

sejalan dengan santrinisasi dalam masyarakat indonesia, mereka berusaha 

melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara komprehensif. Hal ini, tentu 

membutuhkan adanya kebijakan negara atau peraturan perundang-undangan 

yang mendukung. Dalam kondisi demikian ini, aspirasi umat baik dari segi 

subatansi atau cara untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Tidak hanya 

bersifat kultural, melainkan juga bersifat struktural. 

Munculnya kembali partai-partai Islam pada era reformasi baik yang 

dengan tegas memakai asas Islam maupun tidak, menunjukkan kecendrungan 

aspirasi ini. Orientasi  ini, memang tidak pernah pudar dalam masyarakat 

Islam di mana pun berada, karena secara doktriner Islam memang tidak 

bisa dipisahkan dengan persoalan kenegaraan. Agama dan negara memiliki 

hubungan timbal balik yang saling membutuhkan, keduanya berbeda, tidak 

menyatu tapi saling memerlukan. Maka dari itu Islam dilihat sebagai satu 

sistem kehidupan yang lengkap, meliputi sistem spiritual, sistem moral, sistem 

politik, sistem ekonomi dan sistem ekonomi. 

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil sebuah implikasi bahwa ide 

Cak Nur tentang ummat Islam lebih efektif menjadi oposisi sambil belajar 

untuk menjadi berkuasa adalah kurang relevan dengan prilaku politik yang 

telah dilaksanakan oleh Nabi. Di kota Madinah, selain menjalankan nilai-nilai 

Islam secara kultural, nabi juga menjalankan Islam secara struktural. Keadaan 

sosiologis di kota Madinah tidak jauh beda dengan Indonesia, yaitu 

masyarakatnya sama-sama heterogen. Banyak perbedaan suku maupun 
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budaya di Madinah. Namun, kenyataannya Nabi mampu membawa Islam 

secara kultural maupun struktural. 

Selain itu, yang dijadikan bahan perhatian adalah bukan masalah partai 

membawa nama Islam, namun bagaimana ummat Islam membuktikan bahwa 

partai Islam merupakan representasi dari etika perpolitikan nabi. Bagaimana 

mungkin ummat Islam belajar kalau tidak secara struktural. Meskipun waktu 

itu partai Islam gagal. Dengan kegagalan itu diharapkan partai Islam mampu 

instrospeksi diri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam berpolitik. 

Melihat kegagalan yang terulang kembali partai-partai Islam ini belum 

mampu mengimbangi parpol yang tidak memakai nuansa islami di dalamnya. 

Berikut data perolehan suara partai politik yang lolos ke DPR dalam pemilu 

2024:8 

 

 

 

8 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/22/daftar-partai-politik-

yang-lolos-ke-dpr-dalam-pemilu-2024 
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Beberapa alasan mengapa parati politik islam kalah dan partai politik 

yang tidak berlabel islam menang. Diantaranya: 

Pertama, Fragmentasi Internal. Perpecahan Ideologis Partai-partai 

politik sering mengalami perpecahan internal karena perbedaan ideologi dan 

visi di antara anggota dan pemimpin partai, ketidaksepakatan ini melemahkan 

solidaritas dan kekuatan partai. Kepentingan pribadi dan ambisi politik di 

antara elit partai sering kali menyebabkan konflik internal dan ekternal yang 

merusak kesatuan partai. 

Kedua, Kurangnya dukungan publik. Skandal korupsi dan praktik 

politik yang tidak etis membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap 

partai politik Islam bahkan seolah olah partai islam kehilangan nilai-liai 

ideologisnya sehingga anggapan masyarakat tidak ada perbedaan antara 

partai islam dengan partai yang tidak beridentitas Islam semua sama di mata 

masyarakat. Justru partai yang tidal berlabel islam lebih kelihatan etis dan 

religi. Kampanye yang tidak efektif, tidak sesuai dengan aspirasi publik, atau 

gagal menyampaikan visi dan misi partai dapat mengurangi daya tarik partai 

di mata pemilih. 

Ketiga, label islam yang melekat dalam partai-partai Islam yang 

menjadi tolak ukur masyarakat bahwa personal dari politisi partai Islam di 

tuntut untuk mengedepankan nilai-nilai Islam baik berupa lisan maupun aksi. 

Keempat, politik kelompok. Tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat 

polarisasi politik di kalangan umat Islam. Secara umum, partai politik Islam 

terbagi menjadi dua tipe. Pertama, partai politik yang secara formal 

mencantumkan Islam sebagai ideologi dan asas partainya. Kedua, partai 
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politik yang tidak mencantumkan Islam sebagai asas partainya tetapi lebih 

menekankan pada penanaman nilai-nilai Islam secara substansial. Tipe yang 

kedua ini biasanya memiliki kedekatan atau diidentikkan dengan massa atau 

kelompok Islam tertentu. Kecenderungan partai politik Islam untuk memiliki 

hubungan emosional dengan kelompok tertentu menyebabkan masyarakat 

Muslim secara otomatis terpecah berdasarkan kedekatan mereka dengan 

partai politik tersebut. Misalnya, PKB lebih cenderung ke massa NU, PAN ke 

massa Muhammadiyah, begitu pula PBB, PPP, PKS, Partai Ummat, dan lain-

lain. Masing-masing partai ini memiliki kedekatan, baik secara organisatoris 

maupun emosional, dengan kelompok-kelompok ormas tertentu. Maka, tidak 

heran jika pilihan umat Islam sulit terkonsentrasi pada satu partai politik 

Islam. 

Pemikiran Cak Nur tentang "Islam Yes, Partai Islam No" sangat relevan 

dalam konteks politik identitas di Indonesia dengan mengedepankan nilai-

nilai universal Islam tanpa mengasosiasikannya dengan partai politik tertentu, 

pandangan ini dapat mengurangi polarisasi dan sektarianisme di masyarakat. 

Ini membantu menciptakan ruang politik yang lebih inklusif dan berorientasi 

pada kepentingan bersama. 

Pandangan Cak Nur mendorong dialog antar kelompok agama dan 

budaya, yang penting untuk memperkuat kohesi sosial dan mengatasi 

ketegangan yang disebabkan oleh politik identitas. Ini sejalan dengan 

semangat Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu) yang menjadi 

dasar negara Indonesia. Mendorong umat Islam untuk terlibat dalam politik 

berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan, tanpa harus terikat pada 

partai politik agama, dapat meningkatkan kualitas partisipasi politik. Ini juga 
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membantu mencegah manipulasi politik identitas oleh elit politik untuk 

kepentingan mereka sendiri. 

Pemikiran Nurcholish Madjid tentang "Islam Yes, Partai Islam No" 

menekankan pentingnya pluralisme, inklusivitas, dan nilai-nilai moral dalam 

politik, serta mengingatkan bahaya politik identitas yang eksklusif. Pandangan 

ini relevan untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan adil di 

Indonesia.
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Corak pemikiran politik Nurcholish Madjid bercirikan inklusivitas, 

pluralisme, dan nilai-nilai universal Islam. Dia menekankan pentingnya 

memisahkan antara agama sebagai sumber nilai moral dan politik 

praktis. Madjid menganggap bahwa nilai-nilai Islam harus 

diaplikasikan dalam kehidupan publik tanpa mengasosiasikannya 

dengan partai politik berbasis agama. Dia juga mengadvokasi 

demokrasi, hak asasi manusia, dan pendidikan yang menekankan 

toleransi dan pluralisme. 

2. Latar belakang munculnya kekhawatiran Nurcholish Madjid terhadap 

eksklusivisme dan sektarianisme yang bisa ditimbulkan oleh Politik 

Identitas. Dia percaya bahwa partai politik Islam cenderung memecah 

belah masyarakat dan digunakan untuk kepentingan politik jangka 

pendek oleh elit. Madjid juga melihat bahwa nilai-nilai Islam yang 

universal dan inklusif lebih baik diterapkan dalam kehidupan sosial 

dan politik tanpa harus terikat pada wadah partai politik tertentu. Dia 

mendorong penerapan nilai-nilai Islam yang berfokus pada keadilan, 

kebersamaan, dan kemanusiaan. 

3. elevansi jargon "Islam Yes, Partai Islam No" dengan fenomena politik 

identitas di Indonesia sangat signifikan menurut Nurcholish Madjid. 

Jargon ini mengajarkan pentingnya pluralisme dan inklusivitas dalam 

politik, yang bisa mengurangi polarisasi dan sektarianisme di 

masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai Islam tanpa 
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mengasosiasikannya dengan partai politik tertentu, masyarakat dapat 

mencegah manipulasi politik identitas oleh elit politik. Jargon ini juga 

mendorong dialog antar kelompok agama dan budaya, memperkuat 

kohesi sosial, dan meningkatkan kualitas partisipasi politik yang 

berorientasi pada kepentingan bersama dan nilai-nilai keadilan. 

B. Implikasi Penelitian 

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, maka hal ini berimplikasi 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori politik Islam 

dengan menawarkan perspektif yang lebih inklusif dan pluralistik. 

Pemikiran Nurcholish Madjid dapat menjadi referensi penting dalam 

studi tentang hubungan antara Islam dan politik di Indonesia. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai basis untuk kajian lebih 

lanjut tentang pluralisme dan demokrasi di Indonesia. Pandangan 

Madjid tentang pentingnya inklusivitas dan nilai-nilai universal dalam 

politik dapat memperkaya literatur akademis dalam bidang ini. 

3. Penelitian ini menggabungkan elemen-elemen dari studi agama, ilmu 

politik, dan sosiologi, menunjukkan bagaimana pemikiran religius 

dapat mempengaruhi praktik politik dan dinamika sosial. Ini 

mendorong pendekatan interdisipliner dalam penelitian akademis. 
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