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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ya ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain ‘ apostrof terbalik ‘  ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ya ى

 

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

dan (’). 

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: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

Fathah A A 
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 Kasrah I I 

 Dammah U U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u 

 
Fathah dan 

wau 
Au a dan u 

 

Contoh: 

بََ -
َ
ت
َ
 kataba  ك

عَلََ -
َ
 fa`ala  ف

 suila  سُئِلََ -

يْفََ -
َ
 kaifa  ك

وْلََ -
َ
 haula ح

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas 
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 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

 

Contoh: 

الََ -
َ
 qāla  ق

 ramā  رَمََ -

 qīla  قِيْلََ -

وْلَُ -
ُ
ق
َ
 yaqūlu  ي

4. Ta’marbutah  

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

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah (h).  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan (ha). 

Contoh: 

الَِ -
َ
ف
ْ
ط
َ
َالأ

ُ
ة
َ
ض
ْ
 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl   رَؤ

- َ
ُ
رَة وَّ

َ
مُن
ْ
َال
ُ
ة
َ
ن
ْ
مَدِي

ْ
 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul Munawwarah  ال

- َ
ْ
ة
َ
ح
ْ
ل
َ
 talhah            ط

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
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dengan sebuah tanda tasydid (   ّ  ) dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

لََ -
َّ
ز
َ
 nazzala  ن

رَ -  al-birr الب ِ

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

kasrah (ۑ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

 Alif (bukan Aliyy atau ‘Aly) على -

 Arabi (bukan ‘Araviyy atau Arabiyy atau ‘Araby) عرى -

6. Kata Sandang 

Kata sandang dakam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman literasi ini, kata sandang .(alif lam ma’arifah) ال

ditransliterasikan 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 (-).  

Contoh: 

الشمس - al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

 al-zalzalah (az-zalzalah)  الزلزلة -

 al-falsafah  الفلسفة -

 al-biladu  البلاد -
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena Arab ia berupa alif.  

Contoh: 

مرون -
ْ
 ta’muruna  تأ

النوع - al-nau’ 

ء - ي
 syai’un  ش 

 umirtu  أمرت -

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim 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 di atas. Misalnya, kata al-qur’an (dari al-Qur’an), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

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

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

   Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
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lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

 billah  بالله dinullah دينالله

Adapun ta’ marbutah di akhir kata disandarkan kepada lafaz al-

jalalah, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh: 

َرحمةَاَلله ي
 
 hum fi rahmatillah همَف

10. Huruf Kapital 

Walaupun sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

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

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang 

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

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

rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baiti wudi’a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 
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Syahru Ramadhana al-lazi unzila fuh al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

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

Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam pustaka atau daftar 

referensi.  

Contoh: 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt. = subhanahu wa ta ala 

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s = ‘alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali Imran/3: 4 

HARI = Hadis Riwayat 

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

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid 
(bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu) 
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ABSTRAK 
 

Nama :  Syahril Rahman 
NIM :  80100222032 
Judul : Politik Identitas di Indonesia: (Studi Kritis Pemikiran Ahmad 

Syafii Maarif tentang Politik Identitas Agama) 
 

Fokus penelitian ini bertujuan, pertama; untuk mengetahui pemikiran 
Ahmad Syafii Maarif tentang politik identitas agama, kedua; untuk 
menganalisis dan mengkritisi pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang politik 
identitas agama. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode library 
research. Untuk sumber data primer adalah berasal dari buku-buku karya 
Ahmad Syafii Maarif tentang politik Islam, sedangkan data sekunder yaitu 
data atau tulisan yang sedikit membahas atau mengulas tentang politik 
identitas di Indonesia yang dianggap relevan dengan pembahasan ini. 
Adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif-analitik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama; Ahmad Syafii Maarif 
menyatakan bahwa politik identitas agama telah mencabik-cabik hubungan 
harmonis antar manusia yang telah diikat oleh keimanan yang sama. Politik 
identitas agama berpotensi memecah belah masyarakat dan mengancam 
kerukunan antar umat beragama. Penggunaan simbol-simbol agama untuk 
kepentingan politik dapat memicu konflik dan permusuhan. Secara tegas dia 
mengkritik penggunaan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan politik 
yang membenturkan kelompok satu dengan yang lain, sebab politisasi agama 
demi mencapai tujuan sektarian akan selalu berakhir dengan kegagalan; 
kedua: politik identitas agama di Indonesia, melahirkan gagasan pemikiran 
Ahmad Syafii Maarif tentang konsep "religiusitas etik" sebagai landasan 
utama untuk melawan politik identitas agama. Menurutnya agama harus 
menjadi panduan moral dan spiritual bagi masyarakat dalam berpolitik. 
Namun, seperti tokoh intelektual lainnya, pemikirannya sering kali 
ditafsirkan secara berbeda-beda oleh berbagai pihak, sehingga terdapat 
kekuatan dan kelemahan dalam pemikirannya. Akan tetapi, dia menjadi salah 
seorang tokoh bangsa yang konsisten mendengungkan toleransi. Pesan dan 
pemikirannya tetap hidup dan berimplikasi terhadap perkembangan 
pemikiran Islam serta politik kebangsaan di Indonesia. 

Implikasi penelitian ini adalah mendorong untuk terus memperkuat 
semangat toleransi dan inklusivitas, mengajak untuk lebih berhati-hati dalam 
menggunakan identitas agama dalam konteks politik, mendorong para 
pemimpin agama untuk lebih aktif dalam mempromosikan nilai-nilai 
moderasi dan toleransi dengan meningkatkan kualitas pendidikan agama di 
Indonesia. Penelitian ini memberikan masukan penting bagi pemerintah 
dalam merumuskan kebijakan publik yang inklusif dan mengakomodasi 
kepentingan semua kelompok masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
Name : Syahril Rahman 
NIM : 80100222032 
Title : Identity Politics in Indonesia: (A Critical Study of Ahmad Syafii  

  Maarif's Thoughts on Religious Identity Politics) 
 
 

The focus of this research aims, first; to find out Ahmad Syafii Maarif's 
thoughts on religious identity politics, second; to analyze and criticize Ahmad 
Syafii Maarif's thoughts on religious identity politics. 

This type of research is qualitative research with library research 
method. The primary data source comes from Ahmad Syafii Maarif's books on 
Islamic politics, while secondary data is data or writings that discuss or 
review identity politics in Indonesia that are considered relevant to this 
discussion. The data processing method used in this study is the descriptive-
analytical method. 

The results of this study show, first; Ahmad Syafii Maarif stated that 
religious identity politics has torn apart harmonious relationships between 
humans who have been bound by the same faith. Religious identity politics 
has the potential to divide society and threaten harmony between religious 
communities. The use of religious symbols for political interests can trigger 
conflict and hostility. He firmly criticized the use of religion as a tool to 
achieve political power that pits one group against another, because the 
politicization of religion to achieve sectarian goals will always end in failure; 
second: religious identity politics in Indonesia, gave birth to Ahmad Syafii 
Maarif's idea of "ethical religiosity" as the main basis for fighting religious 
identity politics. According to him, religion should be a moral and spiritual 
guide for society in politics. However, like other intellectual figures, his 
thoughts are often interpreted differently by various parties, so that there are 
strengths and weaknesses in his thoughts. However, he became one of the 
national figures who consistently echoed tolerance. His messages and 
thoughts remain alive and have implications for the development of Islamic 
thought and national politics in Indonesia. 

The implications of this research are to encourage the continued 
strengthening of the spirit of tolerance and inclusivity, to invite more caution 
in using religious identity in a political context, to encourage religious leaders 
to be more active in promoting the values of moderation and tolerance by 
improving the quality of religious education in Indonesia. This research 
provides important input for the government in formulating inclusive public 
policies and accommodating the interests of all groups in society. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia pada dasarnya adalah sebuah negara yang unik. Ia memiliki 

penduduk dengan beragam suku, bahasa, adat istiadat, dan juga agama. 

Mayoritas penduduknya yang beragama Islam, namun sistem pemerintahan 

yang diterapkan adalah demokrasi dan dasar negaranya adalah Pancasila dan 

UUD 1945. Semua orang dengan landasan tersebut, memiliki hak dan 

batasannya masing-masing yang setara sebagaimana bisa ditemukan pada 

negara-negara modern lainnya. Terdapat kesadaran akan pluralitas atau 

kemajemukan dari para pendiri bangsa itu sendiri, bahwa Indonesia bukan 

hanya milik suku Jawa, Betawi, atau Sunda, tapi juga suku-suku lainnya. 

Indonesia bukan hanya milik umat Islam, meskipun mereka adalah 

mayoritas, tapi juga milik pemeluk agama-agama lainnya. Dalam 

kemajemukan tersebut setiap orang pada akhirnya memiliki nilainya masing-

masing yang memperkaya khazanah kebudayaan bangsa.1 Kebinekaan dan 

keragaman di Indonesia tentu membuat suatu identitas yang berbeda-beda 

dari setiap masyarakat.  

Meski demikian, kondisi ideal berbangsa dan bernegara tersebut akan 

selalu mendapatkan ujian dan tantangannya tersendiri, terutama ketika 

persoalan SARA (Suku, Adat, Ras, dan Agama), selalu bisa digiring sedemikian 

                                                      
1Muhtar Solihin, Relevansi Piagam Madinah dan Pancasila, Cermin Kebangsaan dalam 

Nuansa Kebinekaan (Bandung: SMILE’s Publishing, 2019), h. 52-53. 
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rupa untuk menjadi perangkat politik praktis guna memperkuat kepentingan 

kelompok-kelompok tertentu yang ada di Indonesia. Agama dan keyakinan 

yang dibawanya, dalam hal ini bahkan menjadi salah satu perihal yang sangat 

rawan digunakan sebagai isu-isu politis, yang bisa dilihat pada saat 

berlangsungnya Pemilu/kada. Perintah untuk tidak memilih pemimpin yang 

berbeda agama atau fatwa tentang haramnya kepemimpinan wanita, selalu 

menjadi ‘wacana’ yang terus hadir setiap kali pemilu/kada dilangsungkan di 

negeri ini. 

Politik identitas telah menjadi isu sentral dalam dinamika politik 

Indonesia beberapa dekade terakhir. Fenomena ini ditandai dengan 

meningkatnya kecenderungan kelompok-kelompok masyarakat untuk 

mengidentifikasi diri berdasarkan identitas tertentu, seperti agama, suku, 

atau etnisitas, dalam konteks politik. Agama seringkali menjadi salah satu 

identitas yang paling kuat dan paling sering digunakan dalam politik 

identitas di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh peran agama yang sangat 

sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Politik identitas seringkali 

memicu polarisasi, perpecahan, dan konflik sosial. Penggunaan identitas 

agama dalam politik juga berpotensi menghambat pembangunan nasional 

dan menguatkan ekstremisme. 

Beberapa kasus terakhir dalam konteks Pemilu/kada di Indonesia 

misalnya, menunjukkan fakta bagaimana signifikansi pengaruh agama dalam 

hal penguatan politik identitas di negeri ini. Praktik pemilu/kada yang 

berlangsung beberapa tahun terakhir, telah menyita banyak perhatian.  
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Seperti Pilkada DKI Jakarta yang melibatkan pertarungan antara pasangan 

incumbent Basuki Tjahaya Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dengan 

pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, adalah praktik politik yang 

diwarnai dengan beragam isu-isu keagamaan hingga ke titik yang paling 

ekstrem. Ironisnya, hal ini menjadi semakin rumit ketika Ahok sendiri terikat 

dalam kasus yang dianggap sebagai bentuk “penistaan agama.” Sikap dan 

keyakinan penafsiran agama pun pada akhirnya ditarik pada kutub yang 

saling bertolak belakang, baik kiri ataupun kanan, yang saling menyalahkan 

satu dan lainnya. Mereka yang mendukung Ahok berarti mereka yang 

dianggap melanggar pesan dan ajaran Islam untuk memilih pemimpin dari 

kalangan muslim, ataupun mereka yang menganggap bahwa Ahok tidak 

melakukan penistaan agama atas pernyataan yang dikeluarkannya di Pulau 

Seribu. Sebaliknya, mereka yang mendukung Anies dianggap sebagai mereka 

yang sudah menjadikan agama sebagai komoditas dalam jual-beli politik dan 

kekuasaan.2  

Pilkada 2017 juga memperlihatkan adanya peristiwa politik identitas 

dari masing-masing calon. Dimana politik identitas yang terjadi pada Pilkada 

DKI Jakarta yaitu dengan munculnya pernyataan kontroversial Ahok telah 

diduga menistakan kepercayaan Islam pada kehadirannya di Kepulauan 

Seribu 27 September 2016. Telah menyebabkan respons yang majemuk dari 

banyak golongan serta bagian umat Islam. Dari kasus tersebut menghasilkan 

                                                      
2Rohmatul Izad, “Fenomena Penistaan Agama dalam Perspektif Islam dan Filsafat 

Pancasila (Studi Kasus Terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016),” dalam 
Penangkaran, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, 1(1): 171. DOI: 
10.14421/panangkaran.2017.0101-10. (diakses 19 Mei 2024). 
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gelombang aksi massa dalam kegiatan pembelaan ayat dalam kitab suci al-

Qur’an yang disebut Aksi Bela Islam berjilid di antaranya jilid satu (1410), 

jilid dua (411), jilid tiga (212), jilid empat (112), jilid lima (313), jilid enam 

(55) sehingga menciptakan gerakan agama Islam menjadi salah satu alasan 

primer yang mendorong warga di Pilkada.3 Gerakan ini dipelopori oleh 

perkumpulan dan memakai sebutan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menekan supaya masalah yang 

dilakukan oleh Ahok akan diadili. Berikutnya tanggal 2 Desember 2016 

berlangsungnya aksi demonstrasi yang dikenal dengan “212 Action”. Aksi 

massa ini dipusatkan di Monumen Nasional meluas sampai sekitar Hotel 

Indonesia, lalu ini membuat aksi Islam Indonesia terbanyak yang pernah 

ada.4 

Fenomena penggunaan politik identitas semakin masif dan menguat 

dalam politik elektoral di Indonesia sejak berlangsungnya persaingan sengit 

memperebutkan kursi presiden antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto 

pada Pilpres 2014. Ini semakin mendapatkan kulminasinya ketika kontestasi 

pada Pilpres 2019 kembali mengulang rivalitas antara Joko Widodo dan 

Prabowo Subianto. Perbedaannya, pada Pilpres 2019 penggunaan politik 

identitas berbasis agama semakin menguat yang dipengaruhi oleh semakin 

merapatnya barisan ulama konservatif yang memberikan dukungan politik 

                                                      
3Achmad Fachrudin, Tantangan Demokrasi Elektoral dari Oligarki Politik Hingga 

Politik Identitas, (Jakarta: Pustaka Imtak, 2017), h. 273-274. 
4Elis Nugraha Septiana, “Aksi 212 dan Kemenangan Anies-Sandi pada Pemilihan 

Gubernur Jakarta 2017”. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10, No. 2 Tahun (2020), 
h. 211-230. https://journal.uinsgd.ac.id (diakses 21 Mei 2024). 

https://journal.uinsgd.ac.id/
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pada pasangan nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 

Bahkan dalam konteks ini, sejumlah ulama tersebut mengadakan Ijtimak 

Ulama dan rangkaiannya.5 

Kontestasi politik 2019 pada praktik politisasi agama ini tidak saja 

melahirkan politik identitas, lebih dari itu juga telah menyebabkan terjadinya 

penguatan politik kebencian atas nama agama. Hal ini (politisasi agama) 

terlihat sekali di Pilpres 2019 bagaimana agama itu dijadikan alat atau 

senjata untuk kepentingan pemenangan kekuasaan. Tak luput pula 

pemanfaatan terhadap lembaga atau ormas keagamaan seperti NU, 

Muhammadiyah, FPI, PA 212, FUI, HT yang kemudian menimbulkan 

polarisasi terhadap umat beragama (Partai Allah vs Partai Setan, NU vs FPI, 

HT, dan Muhammadiyah, Ulama Sana vs Ulama Sini), yang terjadi di media 

sosial maupun di dunia nyata.6 

Kondisi serupa terasa menjelang Pemilu 2024 kemarin. Riuh-riuh 

suara pro dan kontra di tengah masyarakat tentang politik identitas sangat 

terasa. Diskusi baik di ruang publik maupun politik terkait identitas ini mulai 

dimunculkan. Penggunaan isu politik identitas menjelang pemilu 2024 

mengarah pada dua tujuan utama; mendulang dukungan, dan menjegal lawan 

politik. Hal ini terlihat dalam kesepakatan antara Partai Nasdem, Partai 

Demokrat, dan PKS dengan Partai Ummat untuk mendukung politik identitas 

                                                      
5Fadil Ainul Rif’an, “Politik Identitas dan Perilaku Pemilih pada Pilpres 2019: Studi di 

Kota Palembang Sumatera Selatan”, JPW Jurnal Politik Walisongo Vol. 2, No. 2 Tahun (2020), 
h. 83-100. https://journal.walisongo.ac.id (diakses 21 Mei 2024). 

6Faridah, S., & Mathias, J, “Politisasi Agama: Rusaknya Persatuan Bangsa dalam 
Pemilu”. Tinjauan Penelitian Hukum Triwulanan, Vol.4 (3) Agustus 2018, h. 489–506. 
https://doi.org/10.15294/snh.v4i03.27023, (diakses 21 Mei 2024). 

https://journal.walisongo.ac.id/
https://journal.walisongo.ac.id./
https://doi.org/10.15294/snh.v4i03.27023
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dalam kampanye untuk Anies Baswedan. Meskipun terdapat kesepakatan 

tersebut, muncul pertanyaan apakah isu ini tidak akan memicu polarisasi 

politik di masyarakat, bahkan di antara pendukung basis massa dari partai-

partai yang terlibat. Namun keyakinan bahwa pemilu 2024 dimungkinkan 

akan tetap mengalami pembelahan akibat politik identitas. Penyebaran 

ujaran kebencian, fitnah, dan informasi palsu, serta konflik yang mengarah 

pada tindakan kekerasan secara kasar, mewarnai kontestasi politik jelang 

Pemilu 2024.  

Penjabaran di atas, menggambarkan bahwa politik identitas di 

Indonesia tidaklah sesuatu yang independen, melainkan dipengaruhi 

beragam faktor esensial. Kontestasi politik yang terjadi dalam Pilpres 

Pemilu/kada, masih menyisakan ruang diskusi di ruang publik. Hajat politik 

yang sangat riuh dan tidak hanya karena euforia eventnya, melainkan riuh 

dengan perdebatan dan polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat, serta 

maraknya penggunaan isu politik identitas dan isu-isu sensitif lainnya terkait 

SARA dalam kampanye maupun tahapan-tahapan politik lainnya.  

Politik identitas, timbul karena adanya keinginan untuk diakui dan 

diperlakukan setara atau adil, kemauan untuk menjaga nilai budaya dari 

masing-masing kelompok, dan karena rasa kesetiaan kepada etnisnya.7 

Politik identitas merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu, di mana kemunculannya lebih banyak 

disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang dipandang oleh suatu 

                                                      
7Ubed Abdillah, Politik Identitas Etnis, (Magelang: Indonesia Tera, 2002), h. 4. 
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etnis. Berdasarkan perasaan senasib tersebut, maka mereka bangkit 

menunjukkan identitas atau jati diri etnisnya dalam suatu perjuangan politik 

untuk merebut kekuasaan dengan memanipulasi kesamaan identitas atau 

karakteristik keetnisan tertentu yang tumbuh di dalam kehidupan sosial 

budayanya.8 

Ahmad Syafii Maarif melihat politik identitas agama di Indonesia lebih 

terkait pada etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal 

yang diwakili para elite politik. Bagi Ahmad Syafii Maarif inilah materi ujian 

yang sesungguhnya dan harus dihadapi oleh agama. Sebab itulah, agama 

harus diletakkan dalam konteks yang fungsional agar berbagai tantangan 

yang mengancam eksistensi kemanusiaan itu dapat diatasi. Peran dan fungsi 

agama itu akan terlihat apakah hanya sebatas lembaga yang mengurus 

persoalan hubungan manusia dengan Tuhan atau sekaligus lembaga yang 

sanggup memberikan jalan keluar atas berbagai persoalan manusia. Oleh 

karena itu, Ahmad Syafii Maarif menegaskan bahwa agama tidak boleh 

menyerah terhadap berbagai persoalan duniawi itu.9 Prinsip dan 

pemikirannya diharapkan dapat menjawab tantangan terutama politik 

identitas dan intoleransi yang dikhawatirkan menguat di setiap tahun politik. 

Ahmad Syafii Maarif mencermati bahwa politisasi agama demi 

mencapai tujuan sektarian akan selalu berakhir dengan kegagalan. 

Sebaliknya, dia juga mengkritik bahwa perubahan masyarakat dengan 

                                                      
8Sri Astuti Buchari, Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas, (Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 20. 
9Ahmad Syafii Maarif, Mencari Autentisitas Dalam Dinamika Zaman, (Cet. I; 

Yogyakarta: ERCiSoD, 2019), h. 8. 
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meninggalkan agama memiliki masa depan yang identik. Dia menyebut kedua 

kutub itu dengan ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Baik ekstrem kanan 

maupun ekstrem kiri sama-sama memiliki peluang kegagalan yang besar. Dia 

mencontohkan Gerakan DI-TII dan PKI yang pernah terjadi di Indonesia, 

keduanya tidak berumur panjang.10 Syafii Maarif melihat peristiwa itu 

sebagai awal pemanfaatan isu-isu agama guna mendapatkan otoritas politik. 

Ongkos sosial yang dikeluarkan sangat besar. Meskipun semuanya dilakukan 

atas nama “iman”.11 

Secara eksplisit, Ahmad Syafii Maarif menuding faktor politik sebagai 

penyebab utama terjadinya disfungsi agama itu. Sepertinya dia mengalami 

kekecewaan yang besar terhadap para politisi yang sebagian menggunakan 

agama hanya untuk kepentingan sektarian. Dalam skala nasional kekecewaan 

Syafii Maarif berangkat dari sebuah fakta bahwa politik yang menumpang 

agama sebagai kendaraannya akan berujung pada kekacauan sosial. Secara 

ideal, dia ingin agar politik digunakan untuk pengembangan agama bukan 

sebaliknya agama untuk kepentingan politik.12 Agama dijadikan salah satu 

alat untuk menumbuhkan semangat ke kelompokan dalam pilihan politik, 

yang berisiko memecah belah bangsa. Olehnya selain komitmen para elite, 

dibutuhkan diseminasi gagasan keagamaan yang terbuka dan saling 

menghormati untuk mencegah dan mengatasi politik identitas. 

                                                      
10Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, (Bandung: Mizan, 2009), h. 290.  
11Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 302. 
12Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan dan Pemikiran Sang 

Guru Bangsa, (Yogyakarta: BILDUNG, 2019), h. 109. 
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Perkembangan politik identitas menghadapkan masyarakat pada 

berbagai dilema. Umat beragama ibarat hidup dalam kepompong-

kepompong sempit, cenderung mudah tersinggung, dan menggunakan 

standar kelompoknya masing-masing untuk ukuran hidup bersama dengan 

kelompok lain yang berbeda-beda. Ini merupakan permasalahan yang dapat 

berujung pada perpecahan bangsa. Di tengah situasi tersebut, gagasan 

religiusitas etik yang dikemukakan oleh Ahmad Syafii Maarif menjadi relevan 

untuk digali kembali oleh generasi muda. Sebab, gagasan itu jauh dari 

semangat keagamaan yang sekadar formalistik. Dimana religiusitas etik 

justru terdiri dari semangat nilai-nilai universal yang diperas dari kitab suci, 

kemudian dikembangkan secara kontekstual dalam berbagai aspek 

kehidupan. Al-Qur’an dipahami bukan sebagai basis pembentukan politik 

identitas, melainkan sebagai nilai-nilai yang bisa diperas dan dikembangkan 

dalam konteks modern. 

Maka, berdasar pada pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, kajian 

ini perlu diperhatikan lebih lanjut karena berdampak langsung kepada 

pemahaman masyarakat dan kedaulatan bangsa. Jangan sampai apa yang 

sudah diperjuangkan oleh para pendahulu bangsa menjadi sia-sia hanya 

karena perebutan kekuasaan yang melahirkan perpecahan disebabkan oleh 

nafsu masing-masing kelompok untuk menguasai Indonesia.  

Olehnya, merasa sangat perlu untuk mengkaji lebih lanjut politik 

identitas di Indonesia: studi kritis pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang 

politik identitas agama. Dengan tidak menempatkan Indonesia dalam 
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kerangka Islam. Sebab, secara historis bangsa Indonesia dibangun melalui 

berbagai proses yang moderasi. Ini dimulai dengan moderasi dalam kegiatan 

agama, etnis, ekonomi, politik dan sosial. Agar benar-benar utuh dalam 

memahami realitas politik yang bergulir di masyarakat. Mengingat pemikiran 

Ahmad Syafii Maarif telah memberikan ruang atas pandangan-pandangan 

yang terkait dengan perkembangan politik di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka peneliti kemudian memberikan 

pokok masalah yang akan menjadi batasan dalam penelitian tesis ini. Adapun 

rumusan masalah itu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang politik identitas 

agama? 

2. Bagaimana analisis kritis pemikiran Ahmad Syafii Maarif untuk 

mewujudkan politik kebangsaan di Indonesia? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

Judul sebuah penelitian adalah gambaran umum tentang isi dari 

penelitian. Oleh karena itu, pemilihan kata dalam membentuk judul haruslah 

tepat sehingga tidak disalahpahami oleh pembaca. Berikut ini uraian secara 

spesifik kosa kata yang menyusun judul penelitian ini: 

1. Politik Identitas 

Politik identitas umumnya mengacu pada subset politik di mana 

kelompok orang dengan identitas ras, agama, etnis, sosial atau budaya yang 
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sama berusaha untuk mempromosikan kepentingan atau kepentingan 

khusus mereka sendiri. Politik identitas sebuah alat politik yang digunakan 

oleh suatu kelompok, seperti etnis, suku, budaya, agama, atau lainnya, untuk 

mencapai tujuan tertentu.13 

Politik identitas sangat luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek 

kehidupan. Politik identitas sering muncul dalam konteks perjuangan 

kelompok minoritas untuk mendapatkan hak-hak yang sama dengan 

kelompok mayoritas. Misalnya, gerakan feminisme yang memperjuangkan 

kesetaraan gender atau gerakan hak-hak LGBTQ+ yang memperjuangkan 

pengakuan terhadap identitas seksual mereka. Politik identitas juga terkait 

erat dengan upaya pelestarian dan pengakuan terhadap identitas budaya 

suatu kelompok. Misalnya, gerakan adat istiadat yang berusaha 

mempertahankan tradisi dan nilai-nilai leluhur.14 

Politik identitas sering dimanfaatkan oleh para politisi untuk meraih 

dukungan suara. Mereka akan mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu 

dan menjanjikan kebijakan yang menguntungkan kelompok tersebut. Politik 

identitas juga dapat mempengaruhi dinamika ekonomi. Misalnya, kebijakan 

afirmatif yang memberikan preferensi kepada kelompok minoritas dalam 

dunia kerja atau pendidikan.15 

Secara teoritis, politik identitas merupakan sesuatu yang bersifat 

hidup atau ada dalam setiap etnis, di mana keberadaannya bersifat laten dan 

                                                      
13Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

2002), h. 8. 
14Ubed Abdillah, Politik Identitas Etnis. Pergulatan Tanda Tanpa Identitas, h. 18. 
15Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 9.  
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potensial, dan sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan sebagai kekuatan 

politik yang dominan. Secara empiris politik identitas merupakan aktualisasi 

partisipasi politik yang terkonstruksi dari akar budaya masyarakat setempat, 

dan mengalami proses internalisasi secara terus-menerus di dalam 

kebudayaan masyarakatnya dalam suatu jalinan interaksi sosial.16 

Dalam penelitian ini politik identitas yang dimaksudkan adalah suatu 

fenomena di mana identitas kelompok, seperti etnis, agama, ras, gender, atau 

orientasi seksual, menjadi dasar dalam mobilisasi politik. Identitas-identitas 

ini kemudian digunakan sebagai alat untuk meraih tujuan politik tertentu, 

baik itu untuk mendapatkan pengakuan, kekuasaan, atau perlindungan dari 

diskriminasi. 

2. Studi kritis  

Studi Kritis adalah sebuah metode penelitian yang berfokus pada 

penilaian reflektif dan kritik17 terhadap masyarakat dan budaya. Metode ini 

menggunakan pengetahuan dari berbagai ilmu sosial dan humaniora untuk 

menganalisis dan membongkar struktur sosial, budaya, dan politik yang ada. 

Tujuan utama studi kritis adalah, pertama, mengembangkan kesadaran kritis, 

studi kritis bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat untuk 

memahami realitas sosial dengan lebih kritis dan reflektif. Hal ini dilakukan 

dengan mendorong mereka untuk mempertanyakan asumsi dan norma yang 

ada, serta untuk melihat dunia dari berbagai perspektif. Kedua, mendorong 

                                                      
16Sri Astuti Buchari, Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas, h. 19.  
17W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2002), h. 527. 
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perubahan sosial, studi kritis tidak hanya bertujuan untuk memahami 

realitas sosial, tetapi juga untuk mendorong perubahan sosial. Dengan 

mengidentifikasi ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat, studi 

kritis dapat membantu untuk memobilisasi aksi kolektif dan 

memperjuangkan perubahan yang lebih adil. 

Studi kritis adalah pendekatan penelitian yang penting untuk 

memahami fenomena sosial secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan 

ini menekankan perspektif kritis, interdisipliner, dan etis, dan menggunakan 

berbagai metode penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis data. 

Tujuan utama studi kritis adalah untuk membangun pengetahuan, 

mempromosikan perubahan sosial, dan memperkuat suara marginal. 

Dalam penelitian ini, studi kritis yang dimaksudkan adalah metode 

penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis mendalam dan kritis 

terhadap suatu fenomena, teks, atau gagasan.18 Tujuannya adalah untuk 

mengungkap makna tersembunyi, menantang asumsi yang ada, dan 

mendorong perubahan sosial. 

3. Pemikiran Ahmad Syafii Maarif 

Ahmad Syafii Maarif merupakan seorang ulama, cendekiawan, dan 

negarawan Indonesia yang sangat dihormati. Ahmad Syafii Maarif, demikian 

beliau akrab disapa, dikenal sebagai sosok yang moderat, toleran, dan selalu 

menyuarakan perdamaian. Sosoknya yang multidimensi sebagai pemikir 

Islam moderat selalu menyuarakan toleransi dan perdamaian. Dia 

                                                      
18W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 945. 
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menentang segala bentuk ekstremisme dan kekerasan atas nama agama. 

Sosoknya pejuang Demokrasi, menjadi satu tokoh penting dalam pergerakan 

reformasi 1998. Dia aktif memperjuangkan demokrasi, keadilan sosial, dan 

hak asasi manusia di Indonesia. Ahmad Syafii Maarif selalu konsisten dalam 

membela hak asasi manusia. Dia berani menyuarakan kritik terhadap 

pemerintah ketika terjadi pelanggaran HAM. Ahmad Syafii Maarif adalah 

seorang pendidik dan cendekiawan yang dihormati. Dia mendirikan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan banyak menulis karya-karya 

ilmiah tentang Islam dan pemikiran keagamaan. Ahmad Syafii Maarif juga 

teladan bagi banyak orang dengan kesederhanaan, kejujuran, dan 

kebijaksanaannya. Dia selalu hidup sederhana dan senantiasa membantu 

orang lain. 

Ahmad Syafii Maarif, cendekiawan muslim Indonesia yang wafat pada 

tahun 2022, dikenal dengan pemikirannya yang kritis dan moderat, termasuk 

dalam menyikapi politik identitas agama. Dia melihat politik identitas agama 

sebagai hal yang berbahaya karena dapat: Pertama, Mengancam Pluralisme: 

Politik identitas agama dapat memicu polarisasi dan fragmentasi masyarakat, 

menghambat terwujudnya pluralisme yang inklusif dan toleran. Kedua, 

Memicu Konflik Sosial: Penggunaan agama untuk kepentingan politik dapat 

memicu konflik dan kekerasan antar umat beragama. Ketiga, 

Menginstrumentalkan Agama: Ahmad Syafii Maarif mengkritik eksploitasi 

agama untuk meraih kekuasaan politik, yang mencederai nilai-nilai luhur 

agama. 
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Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang politik identitas agama, 

pertama, dia menolak eksploitasi agama di mana penggunaan agama untuk 

kepentingan politik, seperti kampanye hitam atau provokasi, perlu ditolak 

dengan tegas. Kedua, mendorong politik etis yang dijalankan berlandaskan 

nilai-nilai moral dan etika, mengedepankan keadilan dan kesejahteraan 

rakyat, bukan primordialisme agama. Ketiga, memperkuat peran tokoh 

agama untuk menjadi pembawa pesan perdamaian dan persatuan, bukan 

provokator dan manipulator politik. 

Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan dari judul penelitian 

ini adalah politik identitas agama dalam pemikiran Ahmad Syafii Maarif, di 

mana Politik identitas adalah sebuah kondisi di mana identitas kelompok, 

seperti etnis, agama, ras, atau suku, digunakan untuk tujuan politik. 

D. Kajian Pustaka 

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap 

penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan dan 

kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu telaah pustaka juga mempunyai 

andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada 

sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk 

memperoleh landasan teori ilmiah. 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “Politik Identitas di 

Indonesia: Studi Kritis Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Politik 

Identitas Agama”, peneliti akan menelaah beberapa penelitian terdahulu 
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untuk dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini. Sehingga akan 

terlihat letak perbedaan antara tesis ini dengan penelitian atau karya tulis 

ilmiah yang ada. 

Berikut beberapa penelitian terdahulu dan berkaitan dengan 

penelitian ini, namun tentunya tidak sama dengan fokus yang akan diteliti. 

1. Penelitian pertama yang peneliti temukan adalah tesis karya Adlan Ryan 

Habibie dengan fokus penelitiannya adalah “Pemikiran Etika Politik 

Ahmad Syafii Maarif”,19 pada Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga 

fakultas usuluddin dan pemikiran Islam tahun 2019. Dalam penelitian 

tersebut, Adlan Ryan Habibie menyimpulkan bahwa etika politik 

merupakan pedoman orientasi dan pegangan normatif untuk menilai 

kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat 

manusia. Sementara dalam pemikiran etika politik Ahmad Syafii Maarif, 

al-Qur’an serta Islam dalam konteks keindonesiaan menjadi landasan 

pemikirannya. Etika politik Ahmad Syafii Maarif menekankan pada nilai-

nilai universal yang sejalan dengan ajaran Islam, yakni demokrasi, justice 

oriented (keadilan), pluralisme, dan kesejahteraan. Nilai-nilai pada 

penerapannya sangat relevan dalam konteks keindonesiaan yang 

majemuk karena berorientasi pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Tentu 

saja penelitian ini berbeda dengan yang akan diteliti yakni berkaitan 

dengan politik identitas di Indonesia: studi kritis pemikiran Ahmad Syafii 

Maarif tentang politik identitas agama. 

                                                      
19UIN Sunan Kali jaga: Tesis, 2019. 
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2. Penelitian kedua adalah tesis karya Junaidi pada Universitas Islam Negeri 

Sunan Kali jaga fakultas usuluddin dan pemikiran Islam tahun 2016. Dia 

meneliti tentang “Teologi Islam Ahmad Syafii Maarif”20 pada tiga aspek 

bangunan filsafat, yakni epistemologi, ontologi, juga aksiologi dari 

pemikiran teologi Islam Ahmad Syafii Maarif. Penelitian Junaidi ini tentu 

jelas berbeda dengan apa yang peneliti akan teliti yakni berkaitan 

tentang politik identitas di Indonesia: studi kritis pemikiran Ahmad Syafii 

Maarif tentang politik identitas agama. 

3. Karya tulis ilmiah lainnya yang menjadi referensi dalam penelitian ini 

adalah jurnal yang berjudul “Pemikiran dan Aksi Politik Ahmad Syafii 

Maarif”21 yang ditulis oleh Sultani, tahun 2021. Dalam jurnal tersebut 

menjelaskan bahwa Ahmad Syafii Maarif merupakan seorang pemikir 

muslim Indonesia yang memiliki pemikiran tentang hubungan antara 

ajaran Islam dan politik. Baginya, Islam punya hubungan dengan politik 

dan negara, karena ajaran Islam akan memberi warna pada dunia politik. 

Politik tidak hanya itu sebatas kekuasaan, namun politik yang mulia yaitu 

memberikan pelayanan kepada Komunitas. Oleh karena itu politik 

merupakan ijtihad siyasi oleh umat Islam pemikir. Dasar, bentuk, tujuan 

dan kepala negara ditentukan oleh rakyat sebagai pembentuk negara. 

Bangsa Indonesia punya memutuskan untuk membentuk Negara 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang melindungi masyarakat 

                                                      
20UIN Sunan Kali jaga: Tesis, 2016. 
21Sultani, “Pemikiran dan Aksi Politik Ahmad Syafii Maarif”, dalam Journal of Islamic 

Thought and Muslim Culture (JITMC), Vol.3 No.1 UIN Sumatera Utara, 2021.  
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Indonesia yang majemuk. Hal ini sesuai dengan Ajaran Islam dalam 

pandangan Ahmad Syafii Maarif. Dalam penelitian ini jelas ada 

perbedaan dengan yang diteliti yakni politik identitas di Indonesia: studi 

kritis pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang politik identitas agama. 

4. Karya tulis ilmiah berikutnya adalah jurnal yang berjudul “Islam, 

Keindonesiaan, dan Kemanusiaan (Telaah Pemikiran Ahmad Syafii 

Maarif)”,22 yang ditulis oleh Damanhuri, tahun 2015. Dalam jurnal 

tersebut mengupas gagasan Islam, keindonesiaan dan kemanusiaan di 

dalamnya konteks pemikir Islam neo-modernis Indonesia, Ahmad Syafii 

Maarif. Pemikirannya tentang Islam merupakan hasil pemahamannya 

tentang peran etika al-Qur’an dalam membentuk sikap dan perilaku umat 

Islam. Oleh karena itu, kesan nilai damai dan dinamis menjadi nilai yang 

seharusnya berlandaskan kemanusiaan dan keindonesiaan. Dalam 

penelitian ini jelas terdapat perbedaan dalam penelitian tesis ini. 

5. Selanjutnya disertasi yang berjudul “Politik Identitas Keagamaan Warga 

Nahdlatul Ulama (NU)”,23 yang ditulis oleh Saepullah, tahun 2021. Dalam 

disertasi tersebut menyimpulkan bahwa agama dan politik pada 

dasarnya adalah dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Eksistensi 

keduanya akan selalu diuji dan berbenturan dalam realitas sosial, 

terutama pada masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Beberapa 

hal yang datang dari agama bisa dibawa ke dalam politik, untuk 

                                                      
22Damanhuri, “Islam, Keindonesiaan, dan Kemanusiaan (Telaah Pemikiran Ahmad 

Syafii Maarif)”, dalam Jurnal Al-Banjari, Vol.14 No.1 INSTIKA Jawa Timur, 2015, h. 76-84. 
23UIN Sunan Gunung Jati: Disertasi, 2021. 
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kemudian berubah menjadi identitas yang bisa dipergunakan untuk 

kepentingan politik itu sendiri. Kepentingan-kepentingan politis bisa 

dibungkus dengan atribut keagamaan, yang membuat gerakan sosial 

keagamaan bisa saja bersifat politis. Dalam konteks ini, kehadiran dan 

keberadaan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan 

terbesar di negara ini menjadi signifikan. Dalam penelitian ini jelas 

berbeda penelitiannya dengan tesis yang akan diteliti. 

6. Karya tulis ilmiah berikutnya adalah jurnal yang berjudul “Politik 

Identitas Agama dan Etnis di Indonesia”,24 yang ditulis oleh Muhammad 

Nurul Firdaus, Lusi Andriyani, tahun 2021. Dalam jurnal tersebut 

menyimpulkan politik identitas di Indonesia menjadi sangat menarik 

untuk diteliti, karena seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia 

merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sekali budaya, 

agama, etnis, dan suku. Maka dari itu, politik identitas di Indonesia 

sangat mungkin sekali terjadi. Kebangkitan politik identitas di Indonesia 

terjadi karena adanya upaya pembangunan citra diri dan menegakkan 

harga diri antar suku, budaya, agama, dan etnis yang ada di Indonesia, 

sehingga menjadikan seseorang sebagai bagian dari salah satu golongan 

untuk memilih mereka dengan agama yang sama, suku, budaya, dan etnis 

untuk masuk pemerintahan. Dalam penelitian ini ada perbedaan dalam 

kajiannya, tentu tidak ada kesamaan dalam penelitian tesis ini. 

                                                      
24Muhammad Nurul Firdaus, Lusi Andriyani, “Politik Identitas Agama dan Etnis di 

Indonesia”, dalam Jurnal INDEPENDEN Politik Indonesia dan Global, Vol.2 No. 2021. 
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7. Karya tulis ilmiah berikutnya adalah jurnal yang berjudul “Kebangkitan 

Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta”,25 yang 

ditulis oleh Endang Sari, tahun 2016. Dalam jurnal Endang 

berkesimpulan bahwa kebangkitan politik identitas Islam terjadi melalui 

upaya pembangunan citra diri dan menegakkan harga diri sebagai 

Muslim yang terhina, sehingga sesama Muslim harus memilih mereka 

yang seagama dan seiman. Kondisi ini dihadirkan untuk membangun 

psikologis sebagai mayoritas yang terluka sekaligus ruang untuk 

membangun batas kuasa mayoritas kepada mereka yang dipandang 

minoritas demi mempertahankan demarkasi kekuasaan dan kepentingan 

elite politik dengan mengatasnamakan agama. Secara garis besar dalam 

penelitian ini tidak menunjukkan kesamaan pada penelitian tesis ini. 

 

E. Kerangka Teori 

Dalam istilah M. Amin Abdullah, Ahmad Syafii Maarif mencoba 

melekatkan nilai-nilai sakral agama dengan realitas kultural.26 Agama, 

khususnya Islam, sering digunakan untuk mendasari berbagai perilaku yang 

sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai yang dikandungnya. Umat 

beragama kerap menampilkan sisi formal sebuah agama namun berbagai 

aktivitasnya kering dari sentuhan nilai-nilai luhur itu. Agama dalam konteks 

ini telah digunakan untuk meraih motif-motif yang bernuansa sektarian. 

                                                      
25Endang Sari, “Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur 

Jakarta”, dalam Jurnal KRITIS, Vol.2 No. 2 UNHAS Sulawesi Selatan, 2016. 
26M. Amin Abdullah, Filsafat dan Teologi: Hak Asasi Manusia Tantangan Bagi 

Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 59. 
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Dalam bahasa yang sedikit keras, bahwa Tuhan telah dibajak demi 

kepentingan yang bernilai rendah. Bagi Ahmad Syafii Maarif, disfungsi atau 

penyalahgunaan fungsi agama inilah yang seyogianya diperhatikan oleh 

segenap penganutnya. Keinginan agar mereka mampu mengembalikan fungsi 

agama itu dengan cara melakukan, meminjam istilah Kuntowijoyo, 

objektifikasi.27 Agama bukan sekadar sebuah identitas, melainkan nilai-nilai 

penting yang dapat memberikan perubahan positif. 

Politik identitas adalah pemanfaatan identitas kelompok, seperti 

agama, etnis, atau ras, untuk tujuan politik. Hal ini dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, seperti: mobilisasi massa, dengan mendorong untuk 

mendukung kandidat atau partai politik tertentu berdasarkan identitas 

mereka. Selanjutnya stigmatisasi, kelompok lain dihina atau diserang untuk 

memicu ketakutan dan kebencian, sehingga kelompok identitas tertentu 

merasa terancam dan bersatu. Kemudian penyalahgunaan simbol agama, 

simbol-simbol agama digunakan untuk melegitimasi agenda politik tertentu. 

Politik identitas dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, 

seperti: Memperparah polarisasi, Menimbulkan kekerasan, Menghambat 

demokrasi. Ahmad Syafii Maarif, kritis terhadap politik identitas agama. Dia 

berpendapat bahwa politik identitas agama bertentangan dengan nilai-nilai 

Islam, seperti toleransi, persaudaraan, dan keadilan. Pentingnya pemurnian 

agama dari politik. Agama harus digunakan untuk mempersatukan manusia, 

bukan untuk memecah belah. Dia juga menyerukan umat Islam untuk 

                                                      
27Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 2008), h. 

280. 
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berpolitik secara moral dan mengutamakan kepentingan bersama daripada 

kepentingan kelompok. 

Pokok-pokok pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang politik identitas 

agama bahwa Agama dan politik adalah dua ranah yang berbeda. Agama 

harus digunakan untuk membimbing moralitas individu, sedangkan politik 

harus digunakan untuk mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat. 

Bagi Ahmad Syafii Maarif semua agama memiliki nilai-nilai universal yang 

dapat mempersatukan manusia. Umat beragama harus fokus pada nilai-nilai 

universal ini daripada perbedaan-perbedaan doktrinal.28 Ahmad Syafii Maarif 

berpandangan Politik identitas agama berbahaya karena dapat memicu 

konflik dan kekerasan. Umat beragama harus bekerja sama untuk melawan 

politik identitas agama dan mempromosikan toleransi dan saling 

menghormati. 

Secara eksplisit, dapat digambarkan bahwa faktor politik sebagai 

penyebab utama terjadinya disfungsi agama itu. Para politisi yang sebagian 

menggunakan agama hanya untuk kepentingan sektarian. Dimana faktanya 

bahwa politik yang menumpang agama sebagai kendaraannya akan berujung 

pada kekacauan sosial. Secara ideal, seharusnya politik digunakan untuk 

pengembangan agama bukan sebaliknya agama untuk kepentingan politik. 

Politik identitas agama di Indonesia, ada dua faktor penting yang 

menyebabkan agama kehilangan spirit profetiknya: pertama, agama telah 

disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membius masyarakat 

                                                      
28Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila: Satu Komitmen, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2000), h. 141. 
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sehingga mereka kehilangan kesadaran wilayah sosial yang terjadi di 

sekitarnya. Kedua, agama kerap dipahami sebagai doktrin yang sudah 

sempurna. Karenanya, ia bersifat ahistoris. Padahal agama merupakan wujud 

yang melekat dalam sejarah manusia. Ketika hal ini sudah terjadi, ia tidak 

berada dalam keadaan bebas nilai, tetapi ia masuk dalam arus pergumulan 

kultur yang mengitarinya. 

Sistem politik yang terlepas dari bingkai ketulusan, cenderung 

merusak dan menghalalkan segala cara, sebab manusia dapat menjalankan 

kekuasaannya tanpa batas. Dan tindakan amoral yang dapat merusak tatanan 

pergaulan manusia kerap terjadi pada ranah ini. Sehingga tidak jarang kita 

temukan sebagian pandangan menyatakan bahwa politik itu jarang yang 

bersih. “Politik itu kotor”, adalah satu adagium yang kerap terdengar, dan hal 

itu wajar saja dilontarkan oleh orang-orang yang tidak punya acuan moral. 

Namun kenyataannya, adagium itu dikembangkan dan dipraktikkan oleh 

orang yang secara formal cukup agamis. Ahmad Syafii Maarif berpandangan, 

bahwa agama dalam hal ini dijadikan kedok untuk meraih ataupun 

mempertahankan kekuasaan.29 

Pemikiran politik Ahmad Syafii Maarif dimaksudkan untuk 

menghadapi tantangan umat beragama yang akhir-akhir ini semakin 

kompleks. Agama yang sejatinya dapat berfungsi secara baik diseret menjadi 

sebuah kendaraan yang sarat dengan berbagai hasrat dan kepentingan. 

Dalam realitas ini, ada dua argumen yang melandasi pemikiran Ahmad Syafii 

                                                      
29Ahmad Syafii Maarif, Mencari Autentisitas, h. 53-54. 
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Maarif mengenai hal tersebut: pertama, pemahaman dan penafsiran terhadap 

suatu ajaran transendental (wahyu) tidak pernah bernilai mutlak semutlak 

ajaran itu sendiri. Oleh karena itu, otoritas seseorang dalam memahami Islam 

akan senantiasa dapat ditinjau kembali untuk mendapatkan spirit yang lebih 

segar dan kontekstual. Kedua, Islam bertujuan untuk menciptakan suatu tata 

sosio-politik yang anggun di atas landasan etik yang kuat dalam rangka 

mengaktualisasikan prinsip rahmatan li al-‘alamin dalam konteks ruang dan 

waktu. 

Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang politik identitas agama sangat 

relevan untuk Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim yang majemuk. 

Dalam konteks Indonesia, politik identitas agama dapat digunakan untuk 

memanipulasi sentimen agama dan memprovokasi kekerasan. Pemikiran 

Ahmad Syafii Maarif menawarkan panduan penting bagi umat Islam di 

Indonesia untuk berpolitik secara bertanggung jawab dan mempromosikan 

persatuan dan toleransi. Adapun visualisasi kerangka teoritis dalam 

penelitian ini adalah; 
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F. Metode Penelitian 

Ada beberapa hal yang terkait dengan metode yang digunakan dalam 

penelitian tesis ini, yakni: 

1. Jenis penelitian  

Melihat data yang diambil dalam tesis ini, maka penelitian tesis ini 

termasuk jenis penelitian kualitatif. Tesis ini menyajikan tahapan penelitian 

dengan identifikasi masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian. 

Identifikasi masalah menyangkut spesifikasi isu dan gejala yang hendak 

dipelajari, di tambah dengan tahap melakukan pembahasan atau penelusuran 

kepustakaan (literature review).30 Jenis data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif, maka penelitian ini juga termasuk jenis 

penelitian deskriptif, yaitu pemaparan data-data dalam satu variabel. Data-

data yang telah diperoleh tersebut, selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan metode penelitian pandangan filosofis.31 

2. Sumber data 

Ada dua jenis dan sumber yang dijadikan sebagai bahan pengambilan 

data penelitian ini, yaitu: 

a. Sumber primer.  

Diambil dari buku-buku karya Ahmad Syafii Maarif serta membahas 

tentang sosok dan pemikirannya, di antaranya: 

1) Islam dan Politik (Upaya Membingkai Peradaban). 

                                                      
30J.R Raco, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 18. 
31Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Cet. XV; 

Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011), h. 91. 
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2) Percaturan Islam dan Politik (Teori Belah Bambu Masa Demokrasi 

Terpimpin 1959-1965). 

3) Titik-titik Kisar di Perjalananku: Otobiografi. 

4) Mencari Autentisitas dalam Dinamika Zaman. 

5) Menerobos Kemelut (Catatan Kritis Sang Guru Bangsa). 

6) Membumikan Islam. 

7) Fiqh Kebinekaan. 

8) Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. 

9) Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan dan Pemikiran Sang Guru 

Bangsa. 

b. Sumber sekunder.  

Yakni data atau tulisan lain yang sedikit membahas atau mengulas 

tentang politik identitas agama yang dianggap relevan oleh peneliti 

dengan judul ini. Salah satunya buku Politik Identitas dalam Perspektif 

Al-Qur’an dan Teori Modern karya Eman Sulaeman sebagai 

pembanding. 

Sedangkan untuk sumber lainnya adalah penjelasan dan juga 

penafsiran terhadap karya Ahmad Syafii Maarif yang terkait dengan objek 

penelitian, serta referensi-referensi pendukung lainnya. Kedua jenis data 

tersebut diambil langsung dari buku-buku yang terkait dengan objek 

penelitian. 

Selain sumber yang bersifat literal, penulis juga menggunakan teknik 

pengambilan data yang lain, baik itu berupa wawancara ataupun berdiskusi 
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dengan tokoh-tokoh yang dianggap mempunyai kapasitas pemikiran 

mengenai judul penelitian ini. Peneliti juga akan berusaha mengikuti 

berbagai forum kajian ilmiah yang membahas atau berkaitan dengan 

penelitian sejauh kemampuan peneliti. 

3. Teknik pengumpulan data 

Untuk jenis penelitian normatif dilakukan dengan cara studi 

kepustakaan atau studi dokumenter, yakni dengan menelusuri bahan pustaka 

yang terkait dengan politik identitas dan korelasinya fungsi agama, baik itu 

dari pemikiran Ahmad Syafii Maarif maupun dari pemikiran Islam yang 

terkait dengan objek masalah yang dikaji dalam tesis ini. 

4. Teknik pengolahan data 

Adapun teknik pengolahan data dalam tesis ini dengan menggunakan 

teknik deskriptif, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul, maka langkah 

selanjutnya adalah memaparkan data tersebut secara lengkap, urut, dan 

teratur, dan setelah itu dilakukan analisis dengan mencermati setiap 

pembahasan tema yang digarap. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian disesuaikan pada perumusan masalah di 

atas adalah: 

1. Tujuan teoritis 

a. Untuk mengetahui pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang politik 

identitas agama. 
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b. Untuk mengetahui analisis kritis pemikiran Ahmad Syafii Maarif 

untuk mewujudkan politik kebangsaan di Indonesia.  

2. Tujuan praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru terkait 

politik identitas agama sehingga kita dapat memberikan pemahaman 

berpolitik dan beragama, bukan sekadar berpolitik. 

 

b. Dengan memahami penelitian ini diharapkan kita bisa menjadi 

pencerah bagi masyarakat terhadap politik identitas agama. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan dalam kajian ilmiah, antara lain: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah 

wawasan khazanah keilmuan di bidang pemikiran politik Islam 

tentang bagaimana politik identitas agama di Indonesia. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemecahan 

masalah bagi kalangan akademisi khususnya di bidang politik agar 

dapat menjawab permasalahan-permasalahan hukum terutama 

seputar politik identitas agama dalam segala bentuknya. 
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BAB II 

EKSPOSISI POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA 

A. Konseptualisasi Politik Identitas 

1. Pengertian Politik 

Kata “Politik” secara ilmu etimologis berasal dari bahasa Yunani 

Politeia, yang asal katanya adalah polis yang berarti kesatuan masyarakat 

yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan.1 Kata politik berasal dari kata 

Yunani polis, politicos (warga negara), politicos (kewarganegaraan). Di 

negara-kota zaman Yunani, orang berinteraksi satu sama lain untuk 

mencapai kemakmuran dalam hidup mereka. Ketika orang mencoba untuk 

menentukan posisinya dalam masyarakat, mencapai kesejahteraan pribadi 

melalui sarana yang ada, atau membujuk orang lain untuk menerima 

pandangan mereka, mereka terlibat dalam aktivitas yang disebut politik.2 

Dalam catatan sejarah, Aristoteles (384-322 SM), seorang filsuf Yunani 

kuno, adalah orang pertama yang memperkenalkan kata politik. Dia 

berargumen bahwa "orang adalah hewan politik ".3 Berangkat dari anggapan 

tersebut, dia mengawali penjelasannya dengan menyatakan bahwa hakikat 

kehidupan sosial memang bersifat politis karena interaksi antara dua orang 

atau lebih pasti melibatkan hubungan politik. Ini adalah kecenderungan 

manusia yang alami dan tak terhindarkan, dan hanya sedikit orang yang 

cenderung mengasingkan diri daripada bekerja sama dengan orang lain.  

                                                      
1Hudajat Imam, Teori-teori Politik, (Malang: Setara Press, 2009), h. 2.  
2Sahya Anggara, Sistem Politik Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 3. 
3Rapar, Filsafat Politik Plato Aristoteles, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 43.  
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Politik memiliki banyak definisi, makna dan implikasi. Definisi dalam 

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) setidaknya memiliki tiga pengertian. 

Pengertian pertama adalah “pengetahuan tentang ketatanegaraan atau 

pemerintahan negara (seperti dalam sistem pemerintahan, dasar 

pemerintahan)”.4 Definisi lain adalah "semua masalah dan tindakan 

(kebijakan, taktik, dll.) yang mempengaruhi pemerintahan suatu negara atau 

negara lain." Pertanyaan ketiga adalah “bagaimana bersikap (dalam 

menangani atau menghadapi suatu masalah).5  

Dalam kamus-kamus bahasa Arab modern, kata politik biasanya 

diterjemahkan dengan kata siyasah. Kata ini diambil dari kata kerja atau fi’il; 

sasa-yasusu (ساس– يسوس) yang biasanya diartikan mengemudi, 

mengendalikan, mengatur dan sebagainya.6 Siyasah juga berarti 

pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Siyasah juga dapat 

diartikan administrasi (إداَرَة) dan manajemen. Dari pengertian diatas, ternyata 

Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, 

mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan 

dan politik. Artinya, mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas 

sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.7  

Definisi siyasah atau politik diatas secara etimologi tersebut, dapat 

dimaknai dengan sebuah cara untuk mengatur atau mengelola suatu 

                                                      
4Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2008), h. 1149. 
5Yudi Rusfiana, Ismail Nurdin, Dinamika Politik Kontemporer, (Bandung: Alfabeta, 

2017), h. 1. 
6M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1999), h. 416. 
7Fatmawati Hilal, Fiqh Siyasah, (Makassar: Pusaka Almaida, 2015), h. 3. 
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kebijakan. Kebijakan dalam hal ini adalah dalam lingkup pemerintahan atau 

kenegaraan.8 Secara umum dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah 

usaha untuk menetapkan aturan-aturan yang dapat diterima oleh mayoritas 

warga negara guna menggiring masyarakat menuju hidup berdampingan 

secara harmonis. Berjuang untuk kehidupan yang baik mencakup berbagai 

kegiatan, termasuk definisi tujuan yang sistematis dan cara untuk mencapai 

tujuan tersebut.9 

Para tokoh mendefinisikan politik dengan beragam pengertian. Begitu 

beragamnya teori dan pengertian politik dari para ahli dan praktisi tersebut, 

menurut Umar Suryadi Bakry sulit untuk memberikan definisi tunggal 

tentang politik yang dapat disepakati semua orang. Sebab dalam banyak 

literatur ilmu politik, istilah ‘politik’ dimaknai dengan berbagai cara. Diantara 

pendapat-pendapat tersebut ada yang memosisikan kata politik semata-mata 

sebagai sebuah konsep, sebagai suatu arena atau ranah (domain), sebagai 

sebuah proses, serta yang melihatnya sebagai sebuah kegiatan.10 

Umar Suryadi Bakry menjelaskan, sebagai sebuah konsep, politik 

sangat sering dikatakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan, 

politics is allabout power. Sebagai sebuah arena, maka politik itu tidak 

terlepas dengan konsep kepentingan (interest). Sebagai proses, politik 

diartikan sebagai sebuah metode tertentu untuk menyelesaikan konflik. 

                                                      
8Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2008), h. 15. 
9Dedy Iriawan Maksudi, Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 9. 
10Umar Suryadi Bakry, Multikulturialisme dan politik identitas: Dalam Teori dan 

Praktik (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), h. 152. 
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Dalam arti, berperan sebagai sebuah metode untuk mengelola konflik 

tersebut agar tidak berkembang menjadi disintegrasi. Selain itu, sebagai 

sebuah proses, politik juga berhubungan dengan proses pengambilan 

keputusan (decision making process). Sementara sebagai sebuah aktivitas, 

maka politik bisa didefinisikan sebagai sebuah aktivitas bersama, atau 

aktivitas yang kita gunakan dengan melibatkan orang lain.11 

Miriam Budiardjo mendefinisikan politik secara umum, dimaknai 

dengan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) 

yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan 

melaksanakan tujuan-tujuannya. Artinya, menurut Miriam Budiardjo yang 

paling esensi dari aktivitas politik itu pada goal-nya. Dari mulai bagaimana 

cara kita menentukan tujuan-tujuan tersebut, sampai bagaimana cara kita 

mengelolanya ketika sudah meraihnya.12  

Bagi Miriam Budiardjo, ada lima pendekatan yang digunakan untuk 

mendefinisikan istilah “politik” tersebut. Pendekatan-pendekatan tersebut 

yaitu pendekatan kenegaraan (state), kekuasaan (power), pengambilan 

keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy, belied), dan pembagian 

kekuasaan (decision making), atau alokasi (allocation). Politik selalu 

menyangkut tujuan masyarakat kegiatan berbagai kelompok, termasuk 

partai politik dan kegiatan perorangan.13 

 

                                                      
11Umar Suryadi Bakry, Multikulturalisme dan Politik Identitas: Dalam Teori dan 

Praktik, h. 152-154. 
12Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 8. 
13Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 8. 
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Menurut Ramlan Surbakti terdapat lima pandangan mengenai arti 

politik: 

a. Pandangan klasik, Aristoteles melihat politik sebagai suatu 

asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan 

menyelenggarakan hal ikhwal yang menyangkut kebaikan 

bersama seluruh anggota masyarakat. Pada pandangan klasik, 

dasar moral tertinggi terdapat pada urusan-urusan yang 

menyangkut kebaikan bersama daripada urusan-urusan yang 

menyangkut kepentingan swasta. 

b. Pandangan Institusional atau kelembagaan melihat politik sebagai 

hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, 

Max Weber merumuskan politik sebagai persaingan untuk 

membagi kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi 

pembagian kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi 

pembagian kekuasaan antarnegara maupun antarkelompok di 

dalam suatu negara.  

c. Pandangan kekuasaan melihat politik sebagai kegiatan mencari 

dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Pandangan 

ini biasanya dipersepsikan sebagai sesuatu yang kotor. Hal 

tersebut karena di dalam mencari dan mempertahankan 

kekuasaan digunakan juga tindakan yang ilegal dan amoral.  

d. Pandangan fungsionalisme memandang politik sebagai kegiatan 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. David Easton 
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merumuskannya sebagai the authoritative allocation of values for a 

society, atau alokasi nilai-nilai otoritatif, berdasarkan kewenangan, 

dan karena itu mengikat untuk suatu masyarakat. Easton 

kemudian menggolongkan perilaku politik berupa kegiatan yang 

mempengaruhi (mendukung, mengubah, menentang) proses 

pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. 

Sedangkan Harrold Laswell memandang proses politik sebagai 

masalah who gets what, when, how, atau masalah siapa mendapat 

apa, kapan, dan bagaimana. Mendapat apa artinya mendapat nilai-

nilai. Kapan berati ukuran pengaruh yang digunakan untuk 

menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak. 

Bagaimana berarti dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-

nilai. Nilai yang dimaksud adalah hal-hal yang diinginkan, hal-hal 

yang dikejar oleh manusia dengan derajat kedalaman upaya yang 

berbeda untuk mencapainya. Secara singkat, nilai-nilai tersebut 

ada yang bersifat ideal spiritual maupun material jasmaniah. 

e. Pandangan konflik memandang politik sebagai upaya untuk 

mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai. Perebutan dalam 

upaya mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai disebut 

konflik. Maka dari itu politik pada dasarnya adalah konflik. 

Pandangan ini mendasarkan bahwa konflik adalah gejala yang 

serba- hadir dan gejala yang melekat dalam setiap proses politik.14 

                                                      
14Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Cet.VII (Jakarta: Kompas Gramedia, 
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Politik hadir dimana-mana, di sekitar kita. Sadar atau tidak, mau atau 

tidak, politik ikut mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu maupun 

sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Hal itu berlangsung sejak 

kelahiran sampai dengan kematian, tidak peduli apakah kita ikut 

mempengaruhi proses politik atau tidak.15 Secara sederhana politik 

merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa terhadap warga negara 

yang ditujukan untuk mempengaruhi (mendukung, mengubah, menentang) 

suatu kebijakan negara/publik.  

Politik erat kaitannya dengan pengelolaan sebuah kekuasaan, negara 

atau pemerintahan, serta bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan 

mencegah dari keburukan yang timbul di masyarakat. Sehingga jika sebuah 

kekuasaan, negara atau pemerintahan sudah jauh melenceng dari prinsip-

prinsip kemaslahatan dan justru menimbulkan kerusakan di tengah 

masyarakat, maka menjadi keharusan untuk diluruskan. Maka saat itu, politik 

menjadi salah satu jalan yang harus ditempuh. 

2. Pengertian Identitas 

Secara etimologi, identitas terserap dari bahasa inggris “identity”, yang 

berarti memiliki tanda ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, 

kelompok atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain.16 Identitas 

merujuk pada cara-cara di mana individu dan kolektivitas-kolektivitas 

                                                                                                                                                 
2010), h. 2-9. 

15Hudajat Imam, Teori-teori Politik, h. 4.   
16Dwi Sulisworo, dkk., Bahan Ajar Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, 

Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional, (Jakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012), h. 
4. 
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dibedakan dalam hubungan mereka dengan individu dan kolektivitas lain.17 

Makna identitas di atas sejalan dengan definisi kata “identitas” dan kata 

“sosial” dalam Kamus Bahasa Indonesia, yakni: Identitas didefinisikan 

sebagai “ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri, sedangkan sosial 

didefinisikan sebagai “yang berkenaan dengan masyarakat.”18 Dengan 

demikian, maka identitas sosial dapat dirumuskan sebagai ciri-ciri khas yang 

dimiliki seseorang, sekelompok orang atau masyarakat. 

Secara terminologi, kata identitas memiliki banyak makna atau arti. 

Dalam dunia modernitas, identitas merupakan salah satu konsep yang ramai 

diperdebatkan, terutama kaitannya dengan teori-teori tentang diri. Dalam 

konteks ini identitas bisa dipahami sebagai interpretasi diri terhadap dirinya 

sendiri. Sehingga secara umum, bisa dimaknai bahwa identitas seseorang itu 

Muslim, maka Islam adalah identitasnya. Jika dia seorang Jawa, maka Jawa 

adalah identitasnya, dan seterusnya. Dengan demikian, identitas kelompok 

juga diartikan sebagai siapa kelompok tersebut. Jika mereka kelompok 

perempuan, maka Perempuan adalah identitasnya. Jika mereka orang Papua, 

maka Papua adalah identitasnya, begitu seterusnya. Selain itu, identitas 

melibatkan keabadian, dan kelangsungan keberadaan.19 

Pemaknaan diatas sejalan dengan pendapat para ahli sosiologi, 

filsafat, dan psikologi yang membagi identitas kepada dua jenis; identitas 

                                                      
17Richard Jenkis, Social Identity, Third Edition, (United Kingdom: Routledge, 2008), h. 

18.  
18Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 538.  
19Umar Suryadi Bakry, Multikulturalisme dan Politik Identitas: Dalam Teori dan 

Praktik, h. 154-155. 
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pribadi, dan identitas kelompok. Identitas pribadi (personal identity) adalah 

konsep yang dikembangkan seseorang tentang dirinya yang berkembang 

selama hidup orang itu. Sedangkan identitas kolektif (collective identity) 

adalah rasa kesamaan atau kebersamaan yang dimiliki oleh suatu kelompok. 

Dalam banyak hal identitas kolektif merujuk pada rasa memiliki seseorang 

dalam suatu kelompok. Identitas kelompok atau kolektif menjadi bagian dari 

identitas individu seseorang.20 

Konsep tentang diri, identitas merupakan suatu ciri yang melekat 

dalam diri seseorang dan menjadi pembeda dengan yang lainnya. Setiap 

orang memiliki khas masing-masing, dan khas tersebut merupakan 

identitasnya. Sedangkan dalam konteks kelompok dapat dikenali dengan ciri 

adanya kesamaan pada anggota kelompoknya. Kesamaan itulah yang melekat 

dalam banyak hal, baik fisik maupun non fisik. Misalkan dalam hal 

berpakaian, bahasa, adat istiadat, jenis rambut, kulit, budaya, etnis, ras, 

agama, partai politik, dan lain-lain.21  

Pada dasarnya, makna identitas itu sejatinya terus bergerak hingga 

menjadi lebih luas cakupan maknanya, sejalan dengan perkembangan zaman. 

Ini dikarenakan, dalam modernitas identitas-identitas mengalami proses 

percampuran dan penyesuaian hingga akhirnya menghasilkan satu identitas 

baru. Sehingga dapat dikatakan, bahwa dalam proses sosial, manusia selalu 

berada dalam proses pencarian dan pembentukan identitas baru (in 

                                                      
20Umar Suryadi Bakry, Multikulturalisme dan Politik Identitas: Dalam Teori dan 

Praktik, h. 155-157. 
21Nasrullah Riyanto, Proses Pembentukan Identitas Sosial Masyarakat Eropa: Sebuah 

Pendekatan Psikologi Politik, (Jakarta: Tesis S2 UI, 2006), h. 40.  
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searching and making of new identity).22 

Dalam perkembangan lebih jauh, dengan mengutip pendapat Bikhu 

Parekh (2008), menurut La Ode Machdani Afala, penulis buku Politik 

Identitas di Indonesia, diskursus tentang identitas semakin hari semakin 

mendalam dan kompleks. Dimana dalam ragam berpikir yang lebih 

kompleks, pemahaman tentang identitas dapat dikelompokkan ke dalam tiga 

dimensi;  

a. Dimensi personal, yang merupakan identitas pribadi seseorang 

sebagai individu yang unik, yang memiliki fisik, pikiran, dan 

subjektivitas yang memiliki perbedaan satu sama lain. 

b. Dimensi sosial, yakni identitas sosial sebagai bagian dari kelompok 

tertentu yang terhubung dengan kelompok lainnya dalam 

hubungan yang formal maupun informal. 

c. Dimensi kemanusiaan, yang merupakan identitas sebagian bagian 

dari komunitas manusia global, yang dapat membedakannya 

dengan makhluk lainnya di luar spesiesnya. Dalam dimensi yang 

terakhir ini identitas ditempatkan dalam skala lebih luas, 

melampaui pembentukan identitas personal dan sosial.23 

 Pendapat lain dikemukakan oleh Fitri Ramdhani Harahap, dalam 

jurnalnya, dia mengategorikan identitas dalam dua kategori, yakni; identitas 

sosial yang meliputi gender, seksualitas, etnis, ras, kelas dan agama. Serta 

                                                      
22La Ode Machdani Afala, Politik Identitas di Indonesia, (Malang: UB Press, 2020), h. 

11. 
23La Ode Machdani Afala, Politik Identitas di Indonesia, h. 12. 
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identitas politik yang meliputi kewarganegaraan dan nasionalitas. Identitas 

sosial menentukan posisi personal seseorang di dalam hubungan sosialnya, 

sedangkan identitas politik menentukan posisi personal seseorang di dalam 

suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan dan sekaligus menandai 

posisi subjek yang lain di dalam suatu pembedaan.24 

Identitas juga terkait dengan hal apa saja yang membuat sekelompok 

orang menjadi berbeda dengan yang lainnya, maka konstruksi identitas juga 

terkait erat dengan konstruksi mengenai “perbedaan” identitas politik 

(politics identity) secara konseptual berbeda dengan “politik identitas” 

(politics of identity); identitas politik merupakan konstruksi yang 

menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas 

politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme 

politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas 

sosial) sebagai sumber daya dan sarana politik.25 

Dalam konteks identitas sosial sebagaimana digambarkan di atas, 

yakni dapat berupa; gender, seksualitas, etnis, ras, kelas dan agama. Ternyata 

sisi kunci yang sering menjadi faktor diferensiasi adalah sisi agama dan 

etnisitas. Pandangan tersebut merujuk kepada pendapat Frederick Barth 

(1988), sebagaimana dikutip oleh Endang Sari dalam jurnalnya. Menurutnya, 

identitas etnik dan agama akan selalu mendapat ruang atau tempat dalam 

diri seseorang untuk ditampilkan, di antara sekian banyak identitas yang 

                                                      
24Fitri Ramadhani Harahap, Politik Identitas Berbasis Agama, dalam Procceding 

Konferensi Nasional Sosiologi III Transformasi Demokrasi Indonesia Menuju Peradaban 
Yang Bermakna, (Yogyakarta, 20-22 Mei 2014), h. 519. 

25La Ode Machdani Afala, Politik Identitas di Indonesia, h. 14.  
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melekat dalam dirinya.26 

Politik identitas dalam ranah publik biasanya selalu terkait dengan 

dua hal ini, agama dan etnisitas. Selain itu, hal-hal yang biasanya selalu 

menjadi topik yang hangat dibahas dan diperbincangkan di masyarakat, salah 

satunya juga biasanya jika ada permasalahan yang menyangkut dengan dua 

hal tersebut, dan sering dianggap sesuatu yang sangat sensitif. Sehingga ini 

dianggap sebagai masalah, dan sensitif diangkat ke ranah publik. 

3. Pengertian Politik Identitas 

Secara etimologi, politik identitas tentu terdiri dari dua kata; politik 

dan identitas. Dua kata tersebut, baik secara etimologi maupun terminologi 

sudah dibahas pada bagian sebelumnya. Adapun secara terminologi, politik 

identitas didefinisikan dengan beragama pengertian. Ada banyak 

pemahaman yang muncul tentang politik identitas sebagai sebuah teori 

dalam ilmu sosial politik.27 Politik Identitas di Indonesia, sebagaimana 

dikutip dari Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya; Politik Identitas dan Masa 

Depan Pluralisme Indonesia”, menjelaskan bahwa khususnya di Indonesia, 

politik Identitas lebih terkait dengan etnisitas, agama, ideologi dan 

kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elite politik 

dengan artikulasinya masing-masing.28 

 

                                                      
26Endang Sari, “Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur 

Jakarta”, dalam Jurnal KRITIS, Vol.2 No. 2 UNHAS Sulawesi Selatan, 2016. 
27Sri Astuti Buchari, Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas, (Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 19.  
28Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme kita 

(Jakarta: Democracy Project. 2012), h. 55. 
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Secara teoritis, politik identitas merupakan sesuatu yang bersifat 

hidup atau ada dalam setiap etnis, di mana keberadaannya bersifat laten dan 

potensial, dan sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan sebagai kekuatan 

politik yang dominan. Secara empiris politik identitas merupakan aktualisasi 

partisipasi politik yang terkonstruksi dari akar budaya masyarakat setempat, 

dan mengalami proses internalisasi secara terus-menerus di dalam 

kebudayaan masyarakatnya dalam suatu jalinan interaksi sosial.29 

Menurut Castells dalam buku Sri Astuti Buchari juga mengatakan 

bahwa, politik identitas merupakan partisipasi individual pada kehidupan 

sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Identitas 

merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari 

seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu 

tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal 

dan interaksi sosial. 

Sedangkan bagi Jonathan D. Hill dan Thomas M Wilson dalam buku Sri 

Astuti Buchari ini menyebutkan, politik identitas mengacu pada praktik dan 

nilai politik yang berdasarkan berbagai identitas politik dan sosial. Politik 

identitas merupakan alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu, di mana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh 

adanya faktor-faktor tertentu yang dipandang oleh suatu etnis sebagai 

adanya suatu tekanan berupa ketidakadilan politik yang dirasakan mereka. 

Berdasarkan perasaan senasib tersebut, maka mereka bangkit menunjukkan 

                                                      
29Sri Astuti Buchari, Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas, h. 19. 
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identitas atau jati diri etnisnya dalam suatu perjuangan politik untuk 

merebut kekuasaan dengan memanipulasi kesamaan identitas atau 

karakteristik etnis tertentu yang tumbuh di dalam kehidupan sosial 

budayanya.30  

Perbedaan merupakan salah satu unsur penting dalam konteks 

memahami adanya suatu politik identitas. Hal ini relevan dengan pendapat 

Latif dalam buku Sri Astuti Buchari, bahwa politik identitas adalah politic of 

difference atau politik yang didasarkan pada pencarian perbedaan. Dikatakan 

lebih lanjut oleh Latif, bahwa di seluruh dunia, politik identitas yang 

mengukuhkan perbedaan etnis, agama, dan bahasa, mengalami gelombang 

pasang. Sebagaimana makna yang dikandung di dalam istilah politik, maka 

politik identitas esensinya adalah upaya untuk mencapai kekuasaan tertentu 

dalam kehidupan dan panggung politik, di mana pengakuan dan keberadaan 

wakil-wakil dari kelompok etnis merupakan bagian penting dari perjuangan 

politik yang dilakukan demi kepentingan kelompok etnisnya.31 

Cressida Heyes mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan 

aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan terisolasi terhadap 

ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama 

anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Ketimbang 

pengorganisasian secara mandiri dalam ruang lingkup ideologi atau afiliasi 

kepartaian, politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi 

keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituen (keanggotaan) dari 

                                                      
30Sri Astuti Buchari, Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas, h. 20.   
31Sri Astuti Buchari, Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas, h. 21. 
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kelompok dalam konteks yang lebih luas.32 

Sedangkan dalam literatur ilmu politik, politik identitas betul-betul 

dipilah, sehingga terlihat perbedaan yang jelas tentang apa itu politik 

identitas (political of Identity) dan apa itu identitas politik (political identity). 

Identitas politik (Political identity) merupakan sebuah konstruksi yang 

menentukan posisi kepentingan subjek, di dalam ikatan suatu komunitas 

politik. Adapun politik Identitas (political of identity) akan mengacu pada 

mekanisme politik pengorganisasian identitas, baik itu dalam identitas 

politik maupun identitas sosial yang menjadi sumber dan saran politik.33 

Politik identitas dapat dipahami sebagai aktivitas politik yang berbasis 

identitas, atau sebaliknya memperjuangkan kepentingan dan kebaikan 

identitas melalui sarana politik. Istilah politik identitas dalam penggunaan 

secara umum mengacu pada kecenderungan orang berbagai identitas ras, 

agama, etnis, sosial, atau budaya tertentu untuk membentuk aliansi politik 

yang eksklusif, daripada terlibat dalam politik partai tradisional yang 

berbasis luas atau mempromosikan kepentingan kelompok tertentu tanpa 

memperhatikan kepentingan kelompok politik yang lebih besar.34 

Politik identitas selalu terkait dengan kepentingan kelompok tertentu. 

Kelompok itu berbasis ras, etnis, agama, budaya, sosial, ekonomi, gender, 

daerah, dan jenis pengelompokan apa pun. Mereka ini adalah satuan manusia 

                                                      
32Sri Astuti Buchari, Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas, h. 27. 
33Arie Setyaningrum, Memetakan Lokasi Bagi Politik Identitas dalam Wacana Politik 

Pos Kolonial dalam “Politik Perlawanan”, (Yogyakarta: IRE, 2005), h. 19.  
34Umar Suryadi Bakry, Multikulturalisme dan Politik Identitas: Dalam Teori dan 

Praktik, h. 158-159. 



 
 
 
 
 

44  

 

yang termarginalkan dalam sistem, atau kelompok yang memiliki 

pengalaman ketidakadilan, penindasan, dominasi, atau hegemoni dari 

kelompok yang lebih besar atau dominan. Sementara itu, kepentingan dari 

kelompok tersebut dalam menggunakan atau menonjolkan identitas dalam 

aktivitas politiknya adalah untuk mempromosikan gagasan dan pandangan 

dunianya yang berbeda, serta menentang karakterisasi yang dipaksakan oleh 

kelompok dominan. Oleh sebab itu, politik identitas sering kali dimaknai 

sebagai sesuatu yang negatif oleh banyak politisi dan masyarakat awam. 

Dalam perspektif negatif, politik identitas dipandang sebagai politik yang 

menentang semua orang yang memiliki identitas yang berbeda.35 

Sedangkan menurut Donald L Morowitz, pakar politik dari Universitas 

Duke, seperti dikutip oleh Muhtar Habboni dalam jurnalnya, mendefinisikan 

politik identitas dengan sebuah sikap politik yang memberikan garis tegas 

untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. 

Karena garis-garis penentuan tersebut menurutnya tampak tidak dapat 

diubah, maka status sebagai bukan anggota dengan serta merta tampak 

bersifat permanen.36 Sementara menurut Muhtar Haboddin bahwa, politik 

identitas itu suka atau tidak suka memiliki beberapa kecenderungan sebagai 

berikut; Pertama, memiliki kesetiaan yang kuat terhadap etnisitas yang 

dimilikinya. Kedua, ingin mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara 

atau dasar hak-hak sebagai manusia baik politik, ekonomi maupun sosial-

                                                      
35Umar Suryadi Bakry, Multikulturalisme dan Politik Identitas: Dalam Teori dan 

Praktik, h. 159. 
36Muhatar Haboddin, “Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal”, dalam Jurnal 

Studi Pemerintahan, Vol. 3, No. 1., Februari 2021, h. 120. 
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budaya. Ketiga, dilakukan demi menjaga dan melestarikan nilai budaya yang 

menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan.37 

Dengan demikian, politik identitas di dalam fenomena empirisnya 

memperlihatkan secara nyata proses terjadinya perubahan besar yang 

berklimaks pada bersatu-padunya etnis dalam memperjuangkan keadilan 

dan kemanusiaan, secara kukuh dan kuat; karena mereka merasa diabaikan 

dan tertekan oleh bentuk dan praktik ketidakadilan secara politik, sosial 

budaya, dan ekonomi, sehingga mereka sengsara dalam hampir setiap aspek 

dan dimensi kehidupannya. 

Bangkitnya politik identitas dapat juga dipahami sebagai mekanisme 

adaptasi masyarakat akibat tingginya tingkat ketidakpastian di era 

demokratisasi. Demokratisasi telah membuat kompetisi memperebutkan 

sumber daya ekonomi dan politik menjadi semakin keras. Mobilisasi jaringan 

kekerabatan, etnis, dan keagamaan kemudian diciptakan untuk menuangkan 

persaingan yang keras tersebut. Pada kasus-kasus negara demokrasi baru, 

kerap kali para pemimpin kelompoklah yang memanipulasi pasang-surut 

identitas kelompoknya. Para pemimpin ini mengeksploitasi faktor sejarah 

clan dan simbol-simbol kulturasi untuk memobilisasi dukungan politik. 

4. Ruang Lingkup Politik Identitas 

Bentuk, aktivitas, kegiatan, gerakan atau perjuangan apa saja yang 

dapat dikategorikan dan manifestasi politik identitas? Elemen atau unsur-

unsur apa saja yang bisa dijadikan basis dalam mempraktikkan politik 

                                                      
37Muhatar Haboddin, “Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal”, h. 120. 
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identitas? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dijawab sebagai 

landasan dalam pembahasan ruang lingkup politik identitas secara 

mendetail.  

Pada dasarnya, rangkaian aktivitas gerakan politik yang dapat 

dikategorikan sebagai bentuk politik identitas sangat luas dan bermacam 

variasi di setiap negara. Tidak ada bentuk yang baku dan sama ragamnya. 

Bahkan perbedaan definisi politik identitas saja jelas akan membedakan 

cakupan dan ruang lingkup politik identitas. Sebagai contoh Partai Solidaritas 

Indonesia (PSI) pernah melontarkan pernyataan yang menolak politik 

identitas. Salah satunya partai yang dipimpin Grace Natalie itu menentang 

perda-perda syariah karena dianggap berpotensi memicu meningkatnya 

politik identitas dan intoleransi.38 Di lain kesempatan, PSI menyatakan 

menolak praktik poligami, padahal gerakan anti poligami merupakan bagian 

dari politik feminisme, di mana di negara-negara barat politik semacam ini 

termasuk dalam gerakan politik identitas. Ini menunjukkan bahwa cakupan 

politik identitas berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. 

Indonesia, politik identitas sering kali hanya ditujukan pada kelompok 

atau partai politik yang membawa nama agama (lebih spesifik lagi Islam) 

dalam sepak terjang politiknya. Sebagai contoh gerakan massa 212 yang 

diklaim berhasil memenangkan Anies Baswedan dalam Pemilihan Gubernur 

DKI 2017 sering disebut-sebut sebagai kemenangan politik identitas. Begitu 

                                                      
38PSI, “Penjelasan Sikap PSI mengenai Perda Agama”, diakses dari 

https://psi.id/berita/2018/11/16/penjelasan-sikap-psi-tentang-perda-agama/ (diakses 28 
Mei 2024). 

https://psi.id/berita/2018/11/16/penjelasan-sikap-psi-tentang-perda-agama/
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pula ketika sekelompok ulama alumni 212 menyatakan dukungan kepada 

Prabowo-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019, dicap sebagai politik identitas. 

Sementara itu, ketika ada deklarasi orang Batak atau orang Manado 

mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin tidak dianggap sebagai politik 

identitas. Begitu pula politik feminisme yang sering disuarakan anak-anak 

muda PSI, sebenarnya termasuk politik identitas, namun tidak pernah 

dipersoalkan alias tidak dikategorikan sebagai politik identitas.39 

Singapura cakupannya berbeda lagi. Di sana tuduhan praktik politik 

identitas sering kali dialamatkan kepada puak melayu. Karena di negara 

tersebut mayoritas populasinya adalah imigran dari Cina, maka ketika ada 

orang melayu yang menyuarakan pengalaman perlakuan ketidaksetaraan 

dan ketidakadilan pada diri mereka, ini akan dipandang oleh kelompok 

mayoritas sebagai mengobarkan politik identitas di negara tersebut. 

Ditambah lagi etnis melayu di sana merupakan kelompok terkecil dari tiga 

etnis utama yang membentuk negara di Singapura, meskipun etnis melayu 

sebetulnya merupakan etnis pribumi Singapura. Ini menunjukkan bahwa 

cakupan politik identitas berbeda-beda antara satu negara dengan negara 

lainnya.40 

Francis Fukuyama melihat politik identitas mencakup sebagian besar 

perjuangan politik dunia kontemporer, dari berbagai revolusi demokratis 

sampai gerakan-gerakan sosial baru, dari nasionalisme dan Islamisme hingga 

                                                      
39Arya Fernandez, Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas, 

(Jakarta: CSIS, 2018), h. 3-5. 
40Umar Suryadi Bahry, Multikulturalisme dan Politik Identitas: Dalam Teori dan 

Praktik, h. 164-165. 
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politik di kampus-kampus perguruan tinggi kontemporer. Kelompok ‘kanan’ 

dan kelompok ‘kiri’, biasanya mengangkat isu-isu politik yang berbeda. Kaum 

‘kanan’ biasanya lebih menuntut kebebasan yang lebih luas dalam setiap 

aspek kehidupan, sementara kaum ’kiri’ biasanya lebih menekankan kepada 

isu-isu kesetaraan dan keadilan.41  

Namun pada dekade abad ke-21, spektrum tersebut menurut 

Fukuyama tampak luruh dibanyak wilayah yang sarat akan definisi identitas. 

Kelompok ‘kiri’ kurang fokus pada ketimpangan berbagai kelompok 

marginal-kulit hitam, imigran, perempuan, Hispanik, komunitas LBGT, 

pengungsi, dan sejenisnya. Sementara itu, kelompok ‘kanan’ meredefinisi diri 

sendiri sebagai patriot yang berupaya melindungi identitas nasional 

tradisional, identitas yang secara eksplisit terhubung dengan ras, etnis, atau 

agama.42 Politik identitas, yang mengacu pada penggunaan identitas 

kelompok seperti ras, etnis, agama, atau gender untuk tujuan politik, 

merupakan fenomena kompleks dengan berbagai akar dan dampak.  

Untuk memahami politik identitas secara lebih mendalam, penting 

untuk mempelajari teori-teori yang mendasarinya. Berikut adalah tiga teori 

utama yang berkaitan dengan politik identitas: 

a. Primordialisme: 

Teori primordialisme berpandangan bahwa identitas kelompok 

bersifat bawaan dan primordial, artinya identitas tersebut sudah ada 

                                                      
41Francis Fukuyama, Identitas: Tuntutan atas Martabat dan Politik Kebencian, 

diterjemahkan oleh: Wisnu Prasetya Utama dari judul asli: Identity: The Demman for Dignity 
and The Politics of Resentment, (Yogyakarta: Penerbit Bintang, 2018), h. 10. 

42Francis Fukuyama, Identitas: Tuntutan atas Martabat dan Politik Kebencian, h. 13. 
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sejak awal dan tidak dapat diubah. Identitas ini diyakini sebagai dasar 

bagi solidaritas dan kohesi sosial dalam suatu kelompok. Para penganut 

primordialisme berpendapat bahwa politik identitas muncul ketika 

kelompok-kelompok dengan identitas primordial yang berbeda bersaing 

untuk mendapatkan sumber daya, kekuasaan, dan pengakuan, contoh: 

Konflik antara kelompok etnis yang berbeda di negara multi etnis, di 

mana masing-masing kelompok berusaha untuk mempertahankan 

budayanya dan mendapatkan kontrol atas wilayah atau sumber daya. 

Selanjutnya politik agama di mana kelompok-kelompok agama yang 

berbeda bersaing untuk mendapatkan pengaruh politik dan kontrol atas 

institusi sosial. 

b. Konstruktivisme: 

Teori konstruktivisme, disisi lain, berpendapat bahwa identitas 

kelompok bersifat sosial dan dikonstruksi melalui interaksi dan 

interpretasi. Identitas ini tidak statis, melainkan dinamis dan dapat 

berubah seiring waktu dan konteks. Para konstruktivisme berpendapat 

bahwa politik identitas muncul ketika kelompok-kelompok yang berbeda 

memperebutkan makna dan pemahaman tentang identitas mereka 

sendiri dan identitas kelompok lain, contoh: 

Gerakan feminisme yang menantang konstruksi tradisional gender dan 

memperjuangkan kesetaraan hak bagi perempuan. Selanjutnya gerakan 

LGBTQ+ yang memperjuangkan pengakuan dan visibilitas identitas 

seksual dan gender mereka. 
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c. Instrumentalisme: 

Teori instrumentalisme berpandangan bahwa politik identitas 

digunakan oleh aktor politik sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, 

seperti mendapatkan kekuasaan, pengaruh, atau keuntungan material. 

Para instrumentalis berpendapat bahwa aktor politik dapat 

memanipulasi identitas kelompok untuk memobilisasi dukungan dan 

memajukan agenda mereka, terlepas dari apakah mereka benar-benar 

percaya pada identitas tersebut, contoh: 

Politisi yang menggunakan retorika nasionalis atau agama untuk 

menggalang dukungan dari pemilih. Selanjutnya kelompok elite yang 

menggunakan identitas kelompok untuk memarginalkan dan 

mendiskriminasi kelompok lain demi keuntungan mereka sendiri. 43 

Penting untuk dicatat bahwa ketiga teori ini tidak saling eksklusif dan 

dapat saling melengkapi. Politik identitas sering kali merupakan hasil dari 

kombinasi faktor-faktor primordialisme, konstruktivisme, dan 

instrumentalis. Memahami teori-teori ini dapat membantu kita untuk 

menganalisis secara kritis bagaimana politik identitas digunakan dalam 

masyarakat dan bagaimana hal itu dapat berdampak pada individu, 

kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Berbicara tentang politik 

identitas tak lepas dengan adanya jati diri, pentingnya jati diri diletakkan 

sebagai basis entitas dan menjadi dasar dalam memperjuangkan dirinya 

dalam kontestan politik. Hal ini menunjukkan bahwa munculnya politik 

                                                      
43Eman Sulaeman, Politik Identitas dalam perspektif Al-Quran dan Teori Modern, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022) h. 91. 
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identitas adalah wujud dari adanya jati diri sebuah kelompok sosial yang 

bergeser menjadi kekuatan politik. 

B. Sejarah Perkembangan Politik Identitas di Indonesia 

Politik identitas dalam perjalanan Indonesia, sejatinya sesuatu yang 

telah ada sejak dulu. Hal ini didasarkan pada fakta sejarah dari zaman 

Kolonial, Orde Lama, Orde Baru sampai Reformasi. Perkembangan politik 

identitas terbagi menjadi empat zaman atau periodisasi. Politik identitas di 

Indonesia memiliki sejarah panjang dan kompleks, yang berakar dari masa 

kolonialisme hingga saat ini. Berikut uraian singkatnya: 

1. Masa Kolonialisme 1800-1942: 

Pada masa Kolonial pembentuk semangat melawan penjajah adalah 

identitas, dalam hal ini Islam. Politik identitas Islam muncul sebagai reaksi 

atas ketidakadilan dalam hal distribusi dan akses terhadap sumber daya, 

sehingga memunculkan kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan. 

Tanpa adanya dorongan identitas, sulit membayangkan Indonesia terbebas 

dari penjajah, apalagi dalam situasi Indonesia yang ketika itu masih terbagi 

dalam berbagai wilayah kekuasaan. Walau begitu pada masa kolonial, praktik 

politik identitas juga dilakukan oleh penjajah. Misalnya kebijakan pendidikan 

yang berbasis identitas pada masa itu, di mana golongan Eropa mendapatkan 

perlakuan istimewa sebagai kelas pertama, mereka didirikan sekolah, 

kemudian golongan Cina sebagai warga kelas kedua diberi kebebasan untuk 

mendirikan sekolah sendiri, sedangkan golongan pribumi sebagai warga 
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kelas ketiga baru didirikan sekolah selang 80 tahun kemudian.44 

Politik identitas mulai muncul di masa kolonialisme Belanda, ketika 

Belanda menerapkan politik devide et impera untuk memecah belah 

masyarakat Indonesia berdasarkan etnis, agama, dan adat istiadat. Pada 

tahap perkembangan ini, agama berperan ganda, yakni sebagai legitimasi 

kolonialisme di satu sisi, sekaligus kritik sosial disisi yang lain. Pada masa ini, 

tidak sedikit tokoh agama yang bekerja dengan pemerintah kolonial. Tetapi 

pada saat bersamaan banyak melahirkan organisasi-organisasi berbasis 

kesukuan dan keagamaan, seperti Syarikat Islam yang dipimpin oleh H.O.S 

Tjokroaminoto tahun 1912 dan Budi Utomo, yang memperjuangkan hak-hak 

kelompok mereka masing-masing, tampil menjadi pengkritik dan 

pemberontak kolonial.45 

Setelah Indonesia merdeka dan kolonialisme tidak lagi dianggap 

sebagai musuh bersama, politik identitas berdasarkan etnis, agama, bahkan 

ideologi muncul. Tiga ideologi besar: Nasionalis, Islam, dan Marxis berebut 

mengisi identitas nasional Indonesia. Nasionalis berasal dari budaya 

tradisional Jawa yang kuat, kaya, dan mayoritas. Didukung oleh kelompok 

yang mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari gerakan Budi Utomo, 

sebuah gerakan tradisional kaum terpelajar Jawa di awal abad ke-20 di 

Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Kedua, ideologi Islam yang 

                                                      
44Taufik Hidayat, “Islam Dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024”, dalam 

Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial, V0l. 7, No. 2 (2023), h. 272.  
45Muhammad Habibi, “Analisis Politik Identitas”, dalam 

https://www.researchgate.net/publication/315338050_Analisis_Politik_Identitas_di_Indone
sia_Identity_Politics_in_Indonesia (diakses 28 Mei 2024).  

https://www.researchgate.net/publication/315338050_Analisis_Politik_Identitas_di_Indonesia_Identity_Politics_in_Indonesia
https://www.researchgate.net/publication/315338050_Analisis_Politik_Identitas_di_Indonesia_Identity_Politics_in_Indonesia
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didukung oleh beberapa gerakan Islam, yang percaya bahwa karena 

mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka secara logis Islam 

harus menjadi identitas nasional. Ketiga, Marxisme, sebagai wajah dari 

sosialisme, didukung oleh kelompok-kelompok yang berlatar belakang 

pendidikan Barat, yang percaya bahwa negara modern harus didasarkan 

pada kesetaraan, keadilan, dan prinsip-prinsip demokratis.46 

2. Masa Orde Lama 1959-1966: 

Pada masa orde Lama, politik identitas Islam bertransformasi dalam 

bentuk partai politik yaitu Masyumi. Salah satu tokohnya M. Natsir, dikenal 

sebagai pemersatu bangsa lewat mosi integral, dan pernah menjadi perdana 

menteri 1950-1951. Pada masa Orde Lama, politik identitas dikendalikan 

oleh pemerintah yang dipimpin oleh Ir. Soekarno melalui Pancasila dan 

konsep "persatuan nasional". Pada masa ini, satu sisi tokoh-tokoh Muslim 

Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah diakomodasi dan diberikan panggung oleh 

pemerintah. Masyumi bahkan menjadi partai politik yang cukup besar. 

Namun kemudian partai tersebut dibubarkan oleh pemerintah saat itu. Dan, 

politisi-politisi yang tidak sejalan dengan pemerintah dipersempit ruang 

geraknya.47  

Sejarah mencatat berbagai gejolak politik identitas bahkan 

separatisme pernah terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Ahmad Syafii 

Maarif menjelaskan secara singkat, di antaranya; RMS (Republik Maluku 

                                                      
46John Titaley, Religiositas di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi 

Agama-agama, (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013), h. 158–59. 
47Taufik Hidayat, “Islam dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024”, h. 272. 
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Selatan), GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dan OPM (Organisasi Papua 

Merdeka), Gerakan Darul Islam (DI) di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh 

adalah bagian dari gerakan politik identitas berbasis agama. PKI (Partai 

Komunis Indonesia) di Madiun, 1948, pemberontakan PRRI/Permesta pada 

akhir 1950-an hingga awal 1960-an di Sumatera dan Sulawesi. Kemudian PKI 

menggunakan Marxisme sebagai politik identitasnya, sementara 

PRRI/Permesta lebih merupakan gerakan protes terhadap politik Soekarno. 

Selanjutnya, yang terakhir adalah peristiwa G30S 1965. 48 

3. Masa Orde Baru 1966-1998: 

Pada masa orde baru, kelompok Islam tidak dilirik oleh pemerintah 

yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, meskipun digandeng pada awalnya 

untuk mengantarkan jalan meraih kekuasaan. Pemerintah ketika itu lebih 

tertarik menggandeng kelompok abangan-kejawen dan kalangan militer. 

Baru pada awal 1990-an, kekuatan Islam mulai “dilirik”, dengan menggaet 

kelompok kelas menengah teknokrat di bawah bendera ICMI (Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia) setelah terjadi friksi dengan sejumlah 

petinggi militer. Ruang gerak perkembangan “Islam politik” tidak diberikan 

sedikit pun oleh pemerintah. Meski di satu sisi mendukung dan memberi 

ruang Gerakan “Islam kultural” yang apolitis. Dan di era orde baru identitas 

Islam dileburkan ke dalam satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP).49 

                                                      
48Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 7.  
49Taufik Hidayat, “Islam dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024”, h. 272.   
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Pada masa Orde Baru, Soeharto berhasil mengatasi politik identitas 

dengan mendeklarasikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bernegara dan 

bermasyarakat. Soeharto membangun kontrol sosial dan politik yang ketat 

dengan memonopoli definisi identitas nasional, menuduh mereka yang 

memiliki pendapat alternatif sebagai subversif dan musuh negara.50 Namun, 

pendekatan represif dalam mengendalikan politik identitas hanya dapat 

mengendalikannya untuk sementara waktu selama rezim berkuasa.  

4. Masa Reformasi 1998-sekarang: 

Reformasi membuka ruang bagi munculnya kembali politik identitas 

di Indonesia. Berbagai organisasi berbasis kesukuan, agama, dan etnis 

didirikan, dan mereka mulai menyuarakan aspirasi mereka secara terbuka. 

Dalam perkembangan pasca reformasi cakupan penggunaan politik identitas 

meluas, termasuk dalam hal pemekaran wilayah. Sayangnya di tingkat lokal 

alih-alih politik identitas digunakan untuk menumbuhkan solidaritas dan 

sikap toleransi yang terjadi politik identitas justru digunakan untuk 

menguatkan posisi elite lokal. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai 

konflik identitas, seperti kerusuhan agama dan etnis.51 Setelah kejatuhan 

rezim militer Soeharto pada tahun 1998, politik identitas bangkit kembali. 

Kemunculan politik identitas diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti: 

                                                      
50Yuwanto, “Politics of National Identity: Comparative Analysis on Indonesia and 

South Korea,” dalam Politika: Jurnal Ilmu Politik, Vo. 3, no. 1 (2013): 117–122. 
51Muhammad Habibi, “Analisis Politik Identitas”, dalam 

https://www.researchgate.net/publication/315338050_Analisis_Politik_Identitas_di_Indone
sia_Identity_Politics_in_Indonesia (diakses 28 Mei 2024). 

https://www.researchgate.net/publication/315338050_Analisis_Politik_Identitas_di_Indonesia_Identity_Politics_in_Indonesia
https://www.researchgate.net/publication/315338050_Analisis_Politik_Identitas_di_Indonesia_Identity_Politics_in_Indonesia
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a. Munculnya konflik antar agama terjadi di beberapa daerah di 

Indonesia (Poso dan Ambon), sementara konflik bernuansa etnis 

juga terjadi di Kalimantan. Kekerasan kolektif di Indonesia 

meningkat terutama antara tahun 1997 dan 2001, di mana sekitar 

10.247 orang tewas dalam lebih dari 2.444 insiden. Kematian ini 

terutama terjadi karena pertikaian agama dan etnis. Dari total 

kematian tersebut, hampir 9.612 orang Indonesia tewas akibat 

perkelahian antar etnis dalam 599 insiden. Setengah dari korban 

(5.452 orang dalam 433 insiden) terbunuh dalam perkelahian 

agama antara Muslim dan Kristen. Selanjutnya, 4.122 orang tewas 

karena sentimen dan kebencian etnis, dengan sebagian besar 

korban (1.259 orang dalam 32 insiden) terbunuh karena kekerasan 

terhadap etnis Tionghoa. Perkelahian antara orang Madura dan 

Dayak/Melayu di Sambas dan Sampit menyebabkan 2.764 orang 

tewas dalam 70 insiden.52 

b. Arus politik identitas Islam, terutama yang dilakukan oleh 

kelompok fundamentalis Islam, telah menghasilkan kekerasan fisik 

dan simbolik: (1) kekerasan fisik: penutupan gereja dan masjid. 

Kekerasan fisik lainnya menyebabkan objek kekerasan mengalami 

trauma, luka-luka, dan meninggal dunia; (2) kekerasan simbolik 

berupa tulisan-tulisan atau ceramah-ceramah yang menghina 

agama lain. Meningkatnya perjuangan kelompok fundamentalis 

                                                      
52Arjon, Sugit Sanjaya. “Religious Sentiments In Local Politics”, dalam Jurnal Politik, 

Vol. 3, no. 2 (2018): h. 171. 
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Islam untuk menegakkan syariah Islam baik secara revolusioner 

maupun konstitusional.53 Menurut Syafii Maarif, gerakan-gerakan 

ini termasuk MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), FPI (Front 

Pembela Islam), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dan PKS (Partai 

Keadilan Sejahtera), sebuah partai Islam yang dipengaruhi oleh 

cita-cita Islam. Cita-cita al Ikhwan al-Muslimun (Ikhwanul 

Muslimin), yang didirikan oleh Hasan Al-Bana di Mesir, mengikuti 

jalur demokrasi untuk mencapai tujuannya.54 Meskipun model 

penyampaian aspirasinya berbeda, faksi-faksi ini memiliki 

perjuangan yang sama dalam hal tuntutan, yaitu penerapan syariat 

Islam di Indonesia. Mereka tidak mengakui eksistensi Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang sah dan final 

serta berjuang untuk mengganti ideologi Pancasila dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.55 

c. Fenomena politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta, yang ditandai 

kemunculan aliansi gerakan 212 yang secara tegas mendukung 

Anies-Sandi yang dianggap berpihak kepada umat Islam dan 

pribumi sebagai identitas utamanya dan dijadikan sebagai retorika 

politik yang terus digaungkan.56 Antitesis terhadap gubernur 

petahana yang dikenal dengan nama Ahok yang beretnis Tionghoa 
                                                      

53Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 44.  
54Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 21.  
55Moh Dahlan, “Hubungan Agama Dan Negara,” dalam Analisis: Jurnal Studi 

Keislaman Vol. 14, no. 1 (2014): h. 19.  
56Juhana Nasrudin, “POLITIK IDENTITAS DAN REPRESENTASI POLITIK; (Studi 

Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)”, dalam Hanifiya: Jurnal Studi Agama-agama, 
ISSN 2089-8835. Vol. 1 No. 1 (2018), h. 34-47. 
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dan Kristen yang juga membangun konsolidasi melalui ikatan etnis 

dan agama untuk mendapatkan dukungan politik. Akan tetapi 

kemenangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 bisa 

dikatakan sebagai bukti kemenangan politik identitas Islam.57 

d. Pada Pilpres 2019 politik identitas kembali dimainkan oleh 

Prabowo-Sandi, dengan menggaet kelompok Islam yang menjadi 

aktor penting dalam Pilkada DKI Jakarta yang telah berubah status 

menjadi alumni 212. Pada saat yang sama rival Prabowo yaitu 

Jokowi juga menggunakan politik identitas dengan menjadikan KH 

Ma'ruf Amin sebagai Wapres, dengan alasan Ma'ruf adalah 

agamawan yang bijaksana. Menunjukkan betapa aspek agama, 

terutama Islam sebagai identitas sering kali menjadi kendaraan 

politik untuk mendulang dukungan masyarakat. Maruf Amin 

sendiri adalah tokoh NU, Kyai sekaligus ulama serta representasi 

dari kaum santri, yang keseluruhannya itu memainkan peran 

penting dalam penggunaan politik identitas oleh kubu Jokowi. 

Tujuannya jelas agar suara kaum santri dan NU dapat dikapitalisasi 

untuk memenangkan Jokowi-Maruf pada pemilihan presiden 2019. 

Terbukti hasil survei Pilpres 2019, menyebutkan 56 persen warga 

Nahdliyin mengaku memilih Jokowi-Ma’ruf, naik 12 persen 

dibandingkan pemilu tahun 2014. Menunjukkan politik identitas 

                                                      
57Taufik Hidayat, “Islam dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024”, h. 273. 
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mewarnai kontestasi pemilu tanah air, terlepas pelakunya 

mengakui atau tidak.58 

e. Menjelang pemilu 2024, menurut Burhanuddin Muhtadi peneliti 

senior pada Indikator Politik Indonesia menyatakan, politik 

identitas lebih menguat pada sentimen populisme global yang 

berlandaskan sentimen keagamaan pada pemilu beberapa tahun 

terakhir hingga jelang pemilu 2024. Senada dengan pernyataan 

tersebut, pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and 

Consulting (SMRC) menyebut faktor agama turut menentukan 

pemilih dalam pemilihan presiden maupun legislatif di Pemilu 

2024. Faktor agama dinilai sudah menjadi hal terpenting dalam 

memengaruhi perilaku politik masyarakat. Politik identitas di 

Indonesia sering menggunakan simbol dan diksi yang bersifat 

eksklusif dan provokatif. Politik identitas sering menggunakan 

simbol-simbol agama, etnis, atau ras untuk menarik dukungan dari 

kelompok-kelompok tertentu. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi 

demokrasi karena dapat memecah belah masyarakat. Dari hal 

tersebut memperkuat kenyataan atas fenomena munculnya 

kembali politik identitas pada pemilu 2024 seperti: Kasus 

penggunaan diksi "Amin" oleh pasangan calon presiden dan wakil 

presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kasus 

penampilan Ganjar Pranowo di iklan adzan magrib berwudhu dan 

                                                      
58Taufik Hidayat, “Islam dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024”, h. 273-274.  
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salat menunjukkan bahwa politik identitas dapat menjadi alat yang 

efektif untuk meraih dukungan politik.59 

Lebih jauh terkait sejarah perkembangan politik identitas di Indonesia 

ini, bisa ditelaah juga dalam bukunya La Ode Machdani Afala, yang berjudul: 

Politik Identitas di Indonesia. Dalam salah satu babnya dibahas dengan sangat 

detail kaitannya dengan sejarah perkembangan politik identitas di Indonesia 

tersebut. Dia mengistilahkan dengan “Genealogi Identitas dalam Epos 

Politik”.60 Secara umum perkembangan politik identitas di Indonesia menurut 

La Ode, terbagi menjadi dua tahap atau periode; Pra Kemerdekaan dan Pasca 

Kemerdekaan, di mana dalam masing-masing tahapan atau periode terdapat 

sub periodenya sendiri.61 Bisa dicermati seperti dalam tabel berikut ini: 

No. Periode 
Perkembangan 

Sub Periode 
Perkembangan 

Ragam Bentuk 
Perkembangan 

  
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pra 

Kemerdekaan 

 
Pra Kolonial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Adanya akulturasi identitas 

partikular-lokalitas di dalam 
Masyarakat. 

- Keberagaman kelompok-
kelompok identitas baik 
adat, etnis, suku, bahasa, 
masih terkendali pada 
seputar usaha untuk 
mengidentifikasi kesamaan 
kultural ke dalam kelompok 
identitas tertentu, 
memperkuat solidaritas dan 
kerja sama. 

- Identitas pada periode ini 
lebih berfungsi sebagai 
simbol pengenal, alat 

                                                      
59Tumpal Daniel S, “Pilpres 2024: Populisme Islam dan Politik Identitas”, dalam 

Jurnal Alasma, Vol.5 No. 2, (2023). https://jurnalstitmaa.org  (diakses 23 Mei 2024). 
60La Ode Machdani Afala, Politik Identitas di Indonesia, h. 7. 
61La Ode Machdani Afala, Politik Identitas di Indonesia, h. 7. 

https://jurnalstitmaa.org/
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Kolonialisai 
Awal 

pemersatu dan alat 
perlindungan dari kelompok 
identitas lainnya. 

- Adakalanya konflik antar 
kelompok identitas, seperti 
pada perang antar Kerajaan 
dan antar suku misalnya. 
Namun setidaknya, ada 
pemaksaan dan penutupan 
kutub kebebasan untuk 
mengekspresikan 
identitasnya masing-masing.  

- Kehadiran penjajah telah 
mengancam dan mengekang 
ekspresi identitas dari setiap 
kelompok identitas. Ekspresi 
hanya dibolehkan sejauh itu 
tidak mengancam 
kepentingan penjajah dan 
sesuai dengan norma aturan 
yang telah ada. Para penjajah 
terutama Belanda dengan 
berbagai strateginya telah 
menciptakan ketakutan dan 
mengekang ekspresi 
kelompok-kelompok 
identitas. Kondisi itu tidak 
benar-benar menghapus dan 
membumi hanguskan 
identitas-identitas lokal yang 
ada dan menggantinya 
dengan identitas bawaan 
negara-negara penjajah. 
Identitas-identitas lokal yang 
terbentuk melalui garis-garis 
etnis, bahasa, kepercayaan 
lokal masih hidup, namun 
ekspresinya terkunci dalam 
ruang-ruang privat maupun 
keluarga. 

- Kehadiran penjajah secara 
tidak langsung telah memicu 
kelompok identitas lokal 
untuk membentuk kelompok 
identitas bersama yang 
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melampaui identitas lokal-
nasionalisme, yang 
digunakan sebagai wadah 
untuk perjuangan politik 
melawan penjajah. 

2.  Orde  
Lama 

 - Upaya pembangunan 
identitas nasional atau 
nasionalisme sangat 
digencarkan pada periode 
ini. Ini guna meredam 
gejolak dan ancaman 
perpecahan, dan 
menciptakan persatuan 
bangsa. Karena secara umum 
pada masa ini bangsa 
Indonesia dihadapkan pada 
dua tantangan baik internal 
maupun eksternal. 
Tantangan internal berasal 
dari perseteruan politik di 
antara partai-partai politik, 
sedangkan eksternal berasal 
dari sisa-sisa kolonialisasi 
terutama Jepang, Belanda, 
Amerika Serikat (sekutu). 

- Pada masa ini, identitas 
partikular-lokalitas 
dileburkan ke dalam Upaya 
pembangunan dan 
penguatan identitas nasional 
yang ditopang oleh kekuatan 
negara untuk 
mempertahankan 
kemerdekaan menjaga 
stabilitas politik dan 
meredam gejolak.   

3.  Orde 
Baru 

 
 
 
 
 
 
 

 - Pada periode ini identitas-
identitas lokal diikat dalam 
spirit kebinekaan, yang 
diletakkan dalam wadah 
nasionalisme dan 
dikerangkeng dalam penjara 
otoritarianisme-militerisme. 

- Ekspresi kelompok-
kelompok identitas lokal 
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dilarang dan dikontrol 
sedemikian rupa. Ekspresi 
kultural hanya dibolehkan 
dalam fungsinya sebagai 
instrumen seremonial, 
dipasifkan dan penjara 
dalam wilayah pribadi. 

- Pembangunan nasional yang 
dibangun oleh yang berkuasa 
pada zaman Orde Baru ini 
untuk membangun stabilitas 
politik dan mendukung 
proyek pembangunan, 
menurut sebagian pihak 
hanyalah sekedar manipulasi 
hegemonik negara dalam 
meredam perlawanan dan 
melanggengkan kekuasaan.    

4.  Reformasi  
 
 
 
 
 

 - Era reformasi telah 
menyediakan ruang 
demokratis bagi berbagai 
ekspresi identitas dan pra 
kondisi Masyarakat 
multikultural. 

- Identitas seolah terbebas 
dari penjara otoritarianisme- 
militerisme. Identitas 
kemudian dirayakan dalam 
berbagai pentas dan 
karnaval politik “merayakan 
multikulturianisme” 

- Meskipun di satu sisi, 
kehadiran kanal-kanal baru 
ekspresi ini membawa 
berbagai konsekuensi 
destruktif akibat gagalnya 
memahami sejauh mana 
kebebasan yang disediakan 
oleh reformasi tersebut 
mestinya diekspresikan. 

  Sumber: La Ode Machdani Afala, Politik Identitas di Indonesia, (Malang: UB Pres, 2020). 

Gambaran sejarah di atas tentu memberi lebih detail seperti apa 

perkembangan politik identitas di Indonesia ini. Sebuah perjalanan panjang 
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yang pastinya selalu menarik untuk dikaji dari setiap sisinya. Di mana setiap 

tahap demi tahapnya mengalami pasang surut dalam proses 

mengekspresikan sebuah identitas di pentas publik. 

Selain itu menurut Eman Sulaeman, faktor-faktor pendorong sehingga 

munculnya politik identitas di Indonesia didorong oleh berbagai faktor 

kompleks yang saling terkait, baik faktor struktural maupun kultural. Berikut 

beberapa analisis faktor pendorongnya:  

a. Faktor Struktural:  

1) Sejarah Kolonialisme: Warisan kolonialisme Belanda telah 

meninggalkan luka mendalam dan rasa ketidakadilan bagi 

berbagai kelompok etnis dan agama di Indonesia. Hal ini dapat 

memicu sentimen dan identitas primordial untuk melawan 

dominasi kelompok tertentu. 

2) Ketidakadilan Ekonomi dan Sosial: Kesenjangan ekonomi dan 

sosial yang lebar antar kelompok masyarakat dapat memicu rasa 

frustrasi dan mendorong mereka untuk bersatu berdasarkan 

identitas kelompok untuk memperjuangkan hak-hak mereka. 

3) Lemahnya Penegakan Hukum dan Keadilan: Kurangnya 

kepercayaan terhadap sistem hukum dan keadilan dapat 

mendorong masyarakat untuk mencari perlindungan dan keadilan 

melalui identitas kelompok mereka. 
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4) Desentralisasi Politik: Desentralisasi yang dijalankan di era 

Reformasi memberikan ruang bagi elite lokal untuk memanipulasi 

identitas kelompok untuk kepentingan politik mereka. 

b. Faktor Kultural: 

1) Keragaman Suku, Agama, dan Budaya: Indonesia merupakan 

negara multi kultural dengan ratusan suku bangsa, agama, dan 

budaya. Keragaman ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat 

memicu rasa primordialisme dan kecurigaan antar kelompok. 

2) Kurangnya Pendidikan Kewarganegaraan: Lemahnya pendidikan 

kewarganegaraan dan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi 

dan toleransi dapat membuat masyarakat mudah terprovokasi 

oleh narasi politik identitas yang memecah belah. 

3) Pengaruh Media Sosial: Media sosial, dengan sifatnya yang instan 

dan anonim, dapat menjadi platform bagi penyebaran ujaran 

kebencian, hoaks, dan provokasi yang mengeksploitasi sentimen 

identitas. 

4) Kepemimpinan Politik: Politikus yang tidak bertanggung jawab 

dan oportunis dapat memanfaatkan politik identitas untuk meraih 

kekuasaan dengan memanipulasi sentimen dan ketakutan 

masyarakat.62 

Dalam hal kontribusi politik identitas telah meletakkan posisi sebagai 

ciptaan dalam wacana sejarah dan budayanya. Pada dasarnya isu politik 

                                                      
62Eman Sulaeman, Politik Identitas dalam perspektif Al-Quran dan Teori Modern, h. 

35. 
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identitas dapat digunakan dalam mengekspresikan demokrasi sepanjang isu 

tersebut tetap dalam koridor yang wajar dan tetap mengedepankan nilai-

nilai persatuan dan kesatuan, mengingat dalam realitas sosial identitas 

merupakan hal tidak bisa lepas dari kehidupan di masyarakat. Namun 

sebaliknya, apabila isu politik identitas digunakan secara berlebihan serta 

identitas tersebut dimanipulasi untuk menjatuhkan lawan politik serta 

membenturkan kelompok satu dengan kelompok lainnya, maka hal ini akan 

menimbulkan terjadinya polarisasi di masyarakat. 

C. Implikasi Politik Identitas di Indonesia 

Berbicara tentang politik identitas tak lepas dengan adanya jati diri, 

pentingnya jati diri diletakkan sebagai basis entitas dan menjadi dasar dalam 

memperjuangkan dirinya dalam kontestan politik. Hal ini menunjukkan 

bahwa munculnya politik identitas adalah wujud dari adanya jati diri sebuah 

kelompok sosial yang bergeser menjadi kekuatan politik. Ada beberapa 

pendapat tentang sah-sah saja menggunakan isu politik identitas dalam 

Pemilu. Dalam pendapat tersebut dituliskan bahwa politik identitas dalam 

negara yang berasaskan demokrasi merupakan sebuah keniscayaan. 

Kemunculan politik identitas merupakan sebuah konsekuensi logis terhadap 

penerapan paham demokrasi negara tersebut.63 

Asas demokrasi yang paling penting adalah adanya pemenuhan hak-

hak dasar masyarakat yang sangat dijunjung tinggi oleh negara. Salah satu 

                                                      
63Umar Suryadi Bakry, Multikulturalisme dan Politik Identitas: Dalam Teori dan 

Praktik, h. 166. 
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dari hak-hak tersebut adalah adanya freedom of expression yang menjamin 

setiap warga negara untuk dapat menentukan preferensi politiknya. Freedom 

of expression adalah dasar bagi individu-individu yang merasa memiliki 

kesamaan baik dalam hal ideologi, pemikiran, maupun identifikasi tertentu 

yang kemudian mereka sepakat untuk membentuk satu identitas yang 

bertujuan mengartikulasikan kepentingan yang berdasarkan pada identitas 

tersebut.64 

Pada dasarnya isu politik identitas dapat digunakan dalam 

mengekspresikan demokrasi sepanjang isu tersebut tetap dalam koridor 

yang wajar dan tetap mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, 

mengingat dalam realitas sosial identitas merupakan hal tidak bisa lepas dari 

kehidupan di masyarakat. Namun sebaliknya, apabila isu politik identitas 

digunakan secara berlebihan serta identitas tersebut dimanipulasi untuk 

menjatuhkan lawan politik serta membenturkan kelompok satu dengan 

kelompok lainnya, maka hal ini akan menimbulkan terjadinya polarisasi di 

masyarakat.65 

Politik identitas di Indonesia telah menjadi fenomena yang semakin 

kompleks dan menarik perhatian banyak pihak. Konsep ini mengacu pada 

penggunaan identitas kelompok tertentu, seperti suku, agama, ras, atau 

gender, sebagai alat untuk meraih kekuasaan politik atau mempengaruhi 

                                                      
64Rendy Adiwilaga, dkk. “Pemilu Dan Keniscayaan Politik Identitas Etnis Di 

Indonesia: Sebuah Tinjauan Teoritis,” Jurnal Bawaslu, Vol.3 No. 2 2017, h. 269-284, 274.   
65Anifatul Kiftiyah, “Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 

2019 Di Indonesia,” dalam Jurnal Analis Kebijakan | Vol. 3 No. 1 Tahun 2019. 
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kebijakan publik. Dalam perkembangannya, ada dua implikasi yang 

dilahirkan dari politik identitas tersebut, di antaranya: 

1. Implikasi Positif 

Meskipun sering kali dikaitkan dengan hal-hal negatif, politik identitas 

juga memiliki beberapa implikasi positif, antara lain: 

a. Penguatan suara minoritas:  

Politik identitas dapat menjadi wadah bagi kelompok minoritas 

untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka 

yang selama ini terpinggirkan. 

b. Meningkatkan kesadaran akan keberagaman:  

Dengan menggarisbawahi identitas kelompok, politik identitas 

dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberagaman 

budaya dan sosial di Indonesia. 

c. Memperkuat solidaritas internal:  

Politik identitas dapat memperkuat rasa solidaritas dan 

kebersamaan di antara anggota suatu kelompok.66 

Implikasi positif ini disertai dengan pandangan setuju atas politik 

identitas, di sini tentu bukan dalam arti mereka mengampanyekan atau 

menyeru agar masyarakat melakukan politik identitas dalam praktik 

politiknya, atau bahkan para pelaku politik identitas, bukan sama sekali 

demikian. Melainkan mereka berpandangan praktik politik identitas sebagai 

sesuatu yang lumrah dan sah-sah saja dipraktikkan. Adapun pendapat yang 

                                                      
66Umar Suryadi Bakry, Multikulturalisme dan Politik Identitas: Dalam Teori dan 

Praktik, h. 167.  
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setuju dan tidak menjadi soal terhadap penggunaan politik identitas dalam 

ranah politik adalah dilandasi pemikiran bahwa ajang demokrasi adalah 

wahana bebas, yang siapa pun bisa menjual bebas ide-idenya, gagasan-

gagasannya, keyakinannya, serta mengajak masyarakat memperjuangkan 

hak individu dan sosialnya masing-masing.67 

Penilaian terhadap politik identitas ini tidak dapat disederhanakan 

pada sebatas penilaian norma, baik atau buruk, bahaya atau tidak bahaya, 

merusak atau membangun. Sebab inti dari politik identitas itu adalah sebuah 

upaya manifestasi dan artikulasi dari sebuah kepentingan. Dan, dalam iklim 

demokrasi ruang itu selalu terbuka lebar bagi siapa pun. Selama sistem yang 

berlaku belum dapat mengakomodasi secara adil terhadap kepentingan 

berbagai kelompok yang ada, politik identitas akan selalu mewarnai 

dinamika politik di masyarakat. Maka catatannya, sejauh dalam 

mengartikulasikan kepentingan itu selalu dilakukan di atas basis nilai-nilai 

dan kepentingan bersama yang sudah disepakati, tidak ada masalah dengan 

politik identitas.68  

Zainal Abdin Bagir juga memandang bahwa politik identitas dapat 

bersifat positif bagi pluralitas kehidupan. Menurutnya, ketika politik 

identitas dijadikan sebagai sebuah dorongan untuk mengakui adanya 

perbedaan, demi menjaga keautentikan nilai atau jati diri suatu kelompok 

masyarakat, maka ia bisa menjadi positif. Namun demikian, isu utamanya 

                                                      
67Umar Suryadi Bakry, Multikulturalisme dan Politik Identitas: Dalam Teori dan 

Praktik, h. 60. 
68Umar Suryadi Bakry, Multikulturalisme dan Politik Identitas: Dalam Teori dan 

Praktik, h. 226. 
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tentu tidak hanya berhenti pada konteks euforia atau perayaan perbedaan 

dan keragaman, akan tetapi bagaimana caranya hingga dapat 

mengakomodasi perbedaan itu, bahkan sampai kepada tingkat pemberian 

keistimewaan atau perlakuan berbeda; atau bahkan sampai dapat tampil 

sebagai pengingat dan pembela ketika ada perlakuan yang tidak adil yang 

dialami oleh suatu kelompok.69 

Dampak positif sebagaimana yang disebutkan oleh Bagir di atas tentu 

tidak serta merta dan otomatis terjadi, melainkan perlu diaktualisasikan dan 

diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk bisa merasakannya. 

Problemnya kemudian akan kembali lagi kepada cara bagaimana pihak-

pihak yang mengaktualisasikan politik identitas ini di ranah sosial-politik. 

Apakah mampu memahami, mengakui dan mengakomodasi segala jenis 

keragaman identitas pihak lain atau tidak ketika melakukan aktivitas 

politiknya? Jika tidak, maka yang akan terjadi dan didapatkan tentu 

kebalikannya. Politik identitas di Indonesia memiliki implikasi yang 

kompleks dan multidimensi. Dalam praktiknya, politik identitas bagaikan 

dua mata pisau: ia dapat menjadi positif maupun negatif.  

Maka mengatasi dampak negatif politik identitas di Indonesia 

membutuhkan upaya multi-faceted dari berbagai pihak, termasuk 

meningkatkan pendidikan politik dan literasi masyarakat untuk memahami 

bahaya politik identitas dan pentingnya toleransi dan kemajemukan. 

Penegakan hukum yang tegas terhadap ujaran kebencian, provokasi, dan 

                                                      
69Zainal Abidin Bagir, Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di 

Indonesia, (Bandung: CRCS UGM dan Mizan, 2011), h. 20. 
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tindakan diskriminatif yang berlandaskan SARA. Mendorong dialog dan 

kerja sama antar-umat beragama dan kelompok budaya untuk membangun 

saling pengertian dan menghormati perbedaan. Memperkuat institusi 

demokrasi dan memperluas partisipasi politik untuk memastikan 

representasi yang adil bagi semua kelompok masyarakat.70 

2. Implikasi Negatif 

Implikasi negatif dari politik identitas jauh lebih menonjol dan 

berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa dampak 

negatif yang sering dikaitkan dengan politik identitas adalah: 

a. Perpecahan sosial:  

Politik identitas dapat memicu perpecahan sosial dan konflik 

horizontal di antara berbagai kelompok masyarakat. 

b. Radikalisme:  

Dalam konteks agama, politik identitas dapat memicu radikalisme 

dan intoleransi. 

c. Diskriminasi:  

Politik identitas dapat memicu diskriminasi terhadap kelompok 

minoritas atau kelompok yang berbeda pandangan. 

d. Polarisasi politik:  

Politik identitas dapat memper tajam polarisasi politik dan 

menghambat dialog serta kerja sama antar kelompok. 

 

                                                      
70Umar Suryadi Bakry, Multikulturalisme dan Politik Identitas: Dalam Teori dan 
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e. Mengabaikan isu-isu substantif:  

Fokus yang berlebihan pada identitas kelompok dapat mengalihkan 

perhatian dari isu-isu substantif seperti ekonomi, sosial, dan 

lingkungan.71 

Pada akhirnya politik identitas, menimbulkan polarisasi yang dapat 

berimplikasi terhadap tumbuhnya rasa eksklusif pada kelompok-kelompok 

tersebut yang berdasarkan pada etnis ataupun ideologi tertentu. Saat ini 

politik identitas sering digunakan untuk mempertajam adanya perbedaan-

perbedaan di masyarakat yang mengarah pada isu SARA, khususnya isu-isu 

yang paling sensitif yakni isu agama dan isu etnisitas. Politik identitas 

merupakan cara yang paling efektif dalam membangkitkan jati diri kelompok 

tertentu untuk mendapatkan dukungan yang bersifat emosional.72 

Sayangnya sejauh ini umat Islam paling dirugikan ketika berbicara 

soal politik identitas. Seakan jika menyebut politik identitas, umat Islam akan 

disorot sebagai pelaku tunggalnya. Padahal fenomena ini bukan hanya terjadi 

di satu tempat saja, di daerah-daerah juga politik identitas dimainkan seperti 

yang terjadi dalam Pilkada NTT 2018. Akan tetapi farming politik identitas 

Islam menjelang pemilu 2024, selalu digembosi dengan label politisasi 

agama, kekerasan, pembangkangan, terorisme, intoleran serta label-label 

negatif lainnya. Label negatif ini mulai digaungkan sejak Pilkada DKI Jakarta 

2017 silam, kemudian pada Pilpres 2019 hingga saat ini. Bahkan Pilkada DKI 

                                                      
71Umar Suryadi Bakry, Multikulturalisme dan Politik Identitas: Dalam Teori dan 

Praktik, h. 167-168.  
72Eman Sulaeman, Politik Identitas dalam perspektif Al-Quran dan Teori Modern, h. 
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2017, disebut oleh media luar sebagai pertarungan politik antara kelompok 

Islam ekstremis dan Ahok yang beretnis ganda (Kristen dan Cina). Hanya saja 

semakin kesini, farming isu politik identitas menjelang pemilu 2024, 

sesungguhnya mengarah pada dua tujuan utama yaitu untuk mendulang 

dukungan, dan menjatuhkan lawan politik termasuk merusak citra Islam.73 

Berbeda dengan Ahmad Syafii Maarif, yang berpendapat bahwa politik 

identitas tidak akan berimplikasi negatif, dan membahayakan terhadap 

keutuhan bangsa dan negara selama cita-cita pendiri bangsa tentang 

persatuan, integritas nasional, semangat sumpah pemuda yang telah melebur 

menjadi satu dalam sentimen kesukuan dan Pancasila sebagai landasan 

filosofi negara tidak dibiarkan tergantung di awang-awang. Yang menjadi 

permasalahan ialah tanggung jawab tersebut sering dipermainkan mereka 

yang larut dalam pragmatisme politik yang tuna moral dan tuna visi. Sikap 

seperti inilah yang menjadi musuh besar bagi bangsa Indonesia semenjak 

dahulu, sekarang dan di masa yang akan datang.74 Oleh karena itu 

pemerintah beserta lembaga-lembaga negara lainnya harus tetap profesional 

dan berorientasi mengedepankan sikap netral dalam menghadapi isu politik 

identitas dengan tidak berpihak membela salah satu diantar mereka demi 

terjaganya keamanan negara. 

Maraknya penggunaan politik identitas di Indonesia, termasuk 

identitas agama, dalam ranah politik tentu menjadi perbincangan hangat dan 

mengundang kontroversi di tengah publik yang berimplikasi melahirkan pro 

                                                      
73Taufik Hidayat, “Islam dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024”, h. 274. 
74Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 30. 
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dan kontra. Dan faktanya, pro kontra terkait masalah ini memang terjadi. 

Sehingga implikasinya menimbulkan beragama pendapat agar jangan 

menggunakannya, sebagian lagi berpendapat sah-sah saja menggunakannya 

dalam ranah politik. Tentu dengan dibarengi argumentasi dan pertimbangan 

masing-masing. 

Pendapat para penolak atau yang tidak setuju dengan penggunaan 

politik identitas dalam ranah sosial politik umumnya merasa khawatir dan 

resah dengan Nasib kesatuan dan keragaman di masyarakat yang selama ini 

terajut dalam masyarakat akan tergerus dan rusak akibat dari penggunaan 

politik identitas tersebut. Politik identitas dianggap menjadi sebuah ancaman 

bagi kemajemukan yang menjadi identitas bangsa Indonesia selama ini.75 

  Seperti menurut Luh Riniti Rahayu, sebagaimana dikutip oleh Fitri 

Ramadhani Harahap dalam tulisannya, adakalanya suatu konflik antar etnis 

dan budaya, konflik antar kelompok berbeda agama dan kepercayaan terjadi 

karena penguatan-penguatan politik identitas yang tidak dilandasi semangat 

pluralisme. Bahkan lebih jauh menurut Rahayu, sering terjadi gesekan dan 

konflik di masyarakat terjadi hanya disebabkan masalah yang mungkin 

sederhana, semisal tapal batas desa, kuburan, atau hanya karena tidak 

adanya toleransi dan pemahaman atas kebiasaan dan cara berpakaian pada 

etnis, suku maupun agama tertentu dalam masyarakat tersebut.76 

                                                      
75Umar Suryadi Bakry, Multikulturalisme dan Politik Identitas: Dalam Teori dan 

Praktik, h. 59.  
76Fitri Ramadhani Harahap, “Politik Identitas Berbasis Agama”, h. 517. 
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Menurut Zahrotunnimah, sejatinya nilai keragaman di Indonesia akan 

sangat dipertaruhkan dengan adanya praktik politik identitas, dan di 

kalangan masyarakat sendiri potensi benturan-benturan akan terus terjadi. 

Sebab menurutnya, wawasan kebangsaan yang secara perlahan dibangun 

oleh bangsa Indonesia telah terdistorsi oleh kecenderungan politik identitas 

ini. Jika kondisinya terus berlanjut, dengan sendirinya masyarakat tidak akan 

pernah tuntas dalam proses pendefinisian tentang identitas 

keindonesiaannya. Sebab pemahaman dan penerimaan terhadap 

multikulturalisme dalam ikatan persatuan dan kesatuan merupakan modal 

dasar tumbuhnya nasionalisme.77 Sebuah kondisi yang tentu sangat bahaya 

dan perlu untuk dihindari. Oleh karenanya, menjaga segala potensi yang 

memungkinkan hal tersebut terjadi perlu dicegah oleh semua kalangan, 

termasuk politik identitas tersebut.  

Kekhawatiran lain para penolak politik identitas digunakan dalam 

ranah politik dilandasi oleh alasan karena politik identitas yang digunakan di 

Indonesia selama ini digunakan untuk mempertegas kekuatan politik 

tertentu serta untuk menjatuhkan kontestan politik lainnya. Bahkan lebih 

jauh, potensi dominasi arus besar untuk sebuah kepentingan kelompok yang 

akan memeras dan menyingkirkan kelompok lawan atau kelompok tertentu 

bisa saja terbentuk melalui praktik politik identitas dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara.78 Baik mayoritas atau minoritas sama saja. Dan, 

                                                      
77Zahrotunnimah, “Pola Operasionalisasi Politik Identitas di Indonesia”, dalam 

Buletin ‘Adalah, Vol. 2 No. 11 b, (2018), h. 104. 
78Fitri Ramadhani Harahap, “Politik Identitas Berbasis Agama”, h. 517. 
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ujung-ujungnya bisa menyebabkan munculnya sebuah konflik di masyarakat. 

Selain itu, praktik politik identitas pun dikhawatirkan menyebabkan 

stabilitas negara menjadi terganggu, yang tanda kemunculannya dapat 

berupa krisis kepercayaan terhadap pemerintah, penyebaran berita hoaks, 

persekusi, terbatasnya ruang demokrasi, dan lain-lain.79  

Dalam konteks Indonesia sendiri menurut Atmari, sebagaimana 

mengutip pendapat Husniyatus Salamah, persoalan-persoalan lain yang 

berhubungan dengan tribalisme, komunalisme, perbedaan budaya, dan 

bahasa sudah selesai serta menjadi values of Indonesian citizenship, 

karenanya hanya ada dua living conflict yang masih tersisa, yakni terkait 

paham ideologis agama dan nasionalisme, serta konflik etnisitas penguasa 

ekonomi di Indonesia.80 Artinya, jika tidak pandai mengelola dua living 

conflict tersebut di atas, potensi konflik sebagai akibat negatif dari praktik 

politik identitas bisa terjadi dan akan sangat terasa dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, yakni terbelahnya persatuan dam kesatuan, serta 

dapat memunculkan disintegrasi di tengah masyarakat. Dan jika tidak 

dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin akan menimbulkan potensi 

disintegrasi bangsa. 

Pendapat yang tajam juga disampaikan oleh A. Muid Nawawi yang 

sangat khawatir dengan realitas perkembangan politik identitas yang ada. 

                                                      
79Yeni Sri Lestari, “Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama”, 

dalam Jurnal of Politics and Policy, Vol.1, No.1, Desember (2018), h. 20-21. 
80Atmari, “Jalan Keluar Dari Politik Identitas di Indonesia: Studi Antropologi-

Struktural”, dalam Proceeding’s 3rd Annual Conference for Muslim Scholars (Ancoms) Kopertais 
Wilayah IV Surabaya, Vol. 3 No. 1 (2019), h. 337. 
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Menurutnya, sebagai dampak dari demografi dan pola komunikasi yang 

berubah secara radikal, kini politik identitas berubah menjadi medan perang 

identitas untuk memperebutkan dominasi. Kisah politik identitas yang 

awalnya adalah merangkul, kini berubah menjadi mengeliminasi. Meski di 

satu sisi, sebagai suatu nuansa baru dalam dinamika politik dan demokrasi. 

Politik identitas semestinya menjadi sesuatu yang wajar karena demokrasi 

memang adalah sistem yang memungkinkan dan membuka dirinya untuk 

dikoreksi.81 

Bahkan dalam kondisi di negeri yang beragam seperti Indonesia, 

menurut Husni Mubarak ada tiga masalah utama dari sebuah praktik politik 

identitas: 

a. Politik identitas memiliki potensi mengerdilkan atau 

menghilangkan identitas lain yang hidup di masyarakat. 

b. Dalam sebuah kontestasi politik, politik identitas sering kali 

menutupi perdebatan program kerja berkualitas. 

c. Politik identitas lebih sering menjadi faktor pemicu pemecah belah 

di masyarakat daripada pemersatu.82 

Kekhawatiran-kekhawatiran akan dampak negatif di atas tentu sangat 

masuk akal. Sebab kedewasaan masyarakat dalam berpolitik belum semua 

merata. Banyak masyarakat yang mudah tersulut emosinya ketika 

                                                      
81Abdul Muid Nawawi, “Dakwah Islam Moderat dan Realitas Politik Identitas dalam 

Masyarakat Meme”, dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 12, No. 1, (2019), h. 79-80. 
82Husni Mubarok, “Demokrasi, Politik Identitas, dan Kohesi Sosial: Peluang dan 

Tantangan Strategi Dakwah untuk Menghalau Provokasi Politik di Indonesia,” dalam Jurnal 
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mendengar berita-berita atau kabar tertentu yang kurang menyenangkan 

terkait identitasnya, meski belum tentu kabar tersebut benar adanya. 

Sehingga potensi konflik dan gesekan-gesekan di masyarakat yang 

disebabkan oleh praktik politik identitas sangat mudah terjadi. 

Secara bangunan pergerakan, menurut Yeni Sri Lestari, sejak zaman 

penjajahan hingga kemerdekaan, konstruksi politik identitas di Indonesia 

telah muncul dalam penyelenggaraan praktik ketatanegaraan disebabkan 

oleh adanya persamaan dalam masyarakat ketika itu. Persamaan identitas 

sebagai warga negara yang merdeka menurutnya telah melahirkan sikap 

nasionalisme yang tinggi dalam masyarakat.83  

Pada masa penjajahan, yang menjadi tolok ukur utama dari politik 

identitas di Indonesia bukan saja nasionalisme, melainkan juga aspek agama. 

Kontribusi yang begitu besar bagi sejarah perjuangan bangsa Indonesia 

hingga saat ini, tidak lepas dari perjuangan masyarakat Indonesia yang 

didominasi oleh umat Islam. Tentu bukan sekedar retorika dan teatrikal 

belaka jika umat Islam ingin menjadikan identitas keagamaan yang 

diyakininya sebagai superior dalam tatanan kenegaraan, sebab sejarah 

panjang telah membuktikan bahwa nasionalisme dan Islam di Indonesia 

telah lama berdampingan dan menciptakan hubungan yang harmonis. 84 

Sejarah panjang Indonesia dari sejak periode pra kemerdekaan 

sampai sekarang mencatat banyak tokoh, komunitas, dan institusi 

                                                      
83Yeni Sri Lestari, “Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama”, 

h. 22.  
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keagamaan yang berperan dalam merebut kemerdekaan dan membangun 

bangsa. Sebagaimana kita tahu, dahulu banyak tokoh pemuka agama, 

terutama para kiai di pesantren dan kampung-kampung mampu 

menggerakkan dan berjuang melawan penjajah dengan simbol spirit 

keagamaan; jihad fie sabilillah, dalam melawan penjajah. Dalam 

perjalanannya kemudian para tokoh, komunitas, dan institusi keagamaan 

tersebut juga berperan menjadi penjaga moral masyarakat serta menjadi 

pengkritik kekuasaan yang cukup keras.85 

Tantangan politik identitas saat ini tentunya perlu mengantisipasi 

penyebaran informasi yang cepat dan masif di media sosial dapat 

memperkuat sentimen identitas dan ujaran kebencian. Hoaks dan 

disinformasi yang dibumbui isu identitas dapat memicu polarisasi dan 

kerusuhan. Di mana masyarakat yang kurang memahami politik dan mudah 

termanipulasi rentan terhadap politik identitas. Sehingga diperlukan upaya 

mitigasi dengan meningkatkan pendidikan politik masyarakat untuk 

memahami bahaya politik identitas dan pentingnya toleransi.  

Memang dalam perkembangannya politik identitas secara umum bisa 

dikatakan bermata dua, bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. 

Dampak positif politik identitas dapat memperkuat solidaritas dan persatuan 

atas kesamaan nasib dalam kelompok tertentu. Termasuk mengokohkan dan 

menumbuhkan sikap toleransi antar kelompok. Hal ini dapat dilihat pada 

masa-masa awal berdirinya Indonesia, di mana kesamaan identitas Islam dan 

                                                      
85Eman Sulaeman, Politik Identitas dalam Perspektif Al-Quran dan Teori Modern, h. 

62. 
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Nasionalisme mampu menyingkirkan bangsa penjajah. Akan tetapi dampak 

negatif politik identitas dapat memicu perpecahan sesama anak bangsa. 

Apalagi kalau para aktornya menggunakan retorika mengunggulkan 

kelompok sendiri, lalu merendahkan kelompok lain. Selain itu, politik 

identitas dapat memicu kecurigaan terhadap kelompok lain, sehingga 

menumbuhkan sikap diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok yang 

berbeda.86 

Maka peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya 

perlu berperan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan 

persatuan. Selain itu, perlu regulasi yang lebih efektif untuk mencegah 

penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Agar dapat 

dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terkait politik 

identitas. Pemerintah, masyarakat sipil, dan individu semuanya memiliki 

peran penting dalam menavigasi lanskap politik identitas yang kompleks di 

Indonesia dan membangun masa depan yang lebih inklusif dan toleran. 

                                                      
86Taufik Hidayat, “Islam dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024”, h. 271. 
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BAB III 

PEMIKIRAN AHMAD SYAFII MAARIF TENTANG POLITIK IDENTITAS 

A. Biografi Ahmad Syafii Maarif 

1. Kondisi Sosial Politik 

Ahmad Syafii Maarif dilahirkan di bumi Calau Sumpur Kudus “Makkah 

Darat” Sumatera Barat, pada tanggal 31 Mei 1935 dari pasangan Marifah Rauf 

dan Fathiyah. Sumpur Kudus “Makkah Darat” adalah istilah yang sering 

disebut oleh kaum elite negeri Minang, rakyat pun tidak lupa menyebutnya. 

Ahmad Syafii Maarif masa kecilnya tidak bercita-cita tinggi, dan bahkan tidak 

ada angan-angan untuk jadi apa atau siapa, karena memang lingkungan 

nagari yang sempit dan sederhana itu tidak mendorong orang untuk menjadi 

sosok melebihi orang kampungnya. Wawasan Ahmad Syafii Maarif pun 

hanyalah sebatas kampung nagari Sumpur Kudus. Layaknya Masyarakat 

dikampung, aktivitas yang dilakukan Ahmad Syafii Maarif adalah bergaul 

dengan teman-teman sekampungnya menggembala sapi, mengadu ayam, 

mengail, menjala, dan menembak burung dengan senapan angin milik 

abangnya.1  

Sumpur Kudus juga disebut dengan “Makkah Darat.” Secara kultural 

sebutan itu menunjukkan sebuah gerak perlawanan Islam terhadap kultur 

jahiliah yang dikuasai para parewa (preman). Penamaan Sumpur Kudus 

(sempurna suci) sebagai Makkah Darat sekaligus menunjukkan keberhasilan 

                                                      
1Ahmad Syafii Maarif, Titik-titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafii 

Maarif, (Jakarta: Mizan dan MAARIF Institute For Culture And Humanity, 2009), h. 3. 
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Islam menundukkan hati manusia Sumpur Kudus.2 Dapat dipahami, dia lahir 

di tengah kultur dan dinamika keislaman yang kental itu. Makkah Darat 

merupakan pusat gerakan dan kajian Islam yang jauh dari pantai (Barat dan 

Timur). Istilah “adat nan menurun, syarak nan mendaki” harus dilihat dari 

gerak adat dari tempat yang tinggi dari Pariangan Padang Panjang di lereng 

Gunung Merapi. Syarak mendaki dari dataran rendah pantai timur dan dari 

Ulakan di pantai barat menuju tempat yang tinggi.3 Gerak turun dan mendaki 

inilah kemudian melahirkan formula strategis berupa “adat bersendi syarak, 

syarak bersendi kitabullah”, dan “syarak mengata adat memakai” (syarak 

mangato adaik mamakai, dalam Bahasa Minang), sekalipun masih banyak 

unsur adat itu yang berlawanan dengan agama.4 

Ayahnya lahir pada tahun 1900, merupakan tokoh yang terpandang di 

kampungnya, saudagar gambir, sebelum diangkat menjadi Kepala Nagari 

tahun 1936. Keluarga Ahmad Syafii Maarif adalah keluarga terhormat dan 

ayahnya berstatus sebagai kepada suku Melayu dengan gelar Datok Rajo 

Melayu dan memiliki jabatan sebagai Kepala Nagari hingga wafatnya. Secara 

ekonomi, ayahnya termasuk dalam kategori elite dikampung, tempat 

masyarakat mengadu berbagai masalah, tidak saja menyangkut masalah 

ekonomi, juga masalah adat dan lembaga tingkat nagari. Pengetahuan agama 

ayahnya diperolehnya oleh membaca. Bahkan ayahnya cerdas, dan semua 

                                                      
2Tsuyosi Kato, Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005), h. 31. 
3Ahmad Syafii Maarif, Titik-titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafii 

Maarif, h. 8. 
4Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan dan Pemikiran Sang Guru 

Bangsa, (Yogyakarta: BILDUNG, 2019). h. 85. 
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orang mengakuinya. Ahmad Syafii Maarif sendiri sering menyaksikan betapa 

rasa hormatnya masyarakat kepada ayahnya, pasti datang dengan sikap 

sopan sebagai petanda bahwa yang ditemui layak mendapat kehormatan itu. 

Ayah Ahmad Syafii Maarif bersaudara seayah-seibu (Abd. Rauf dan Bailam) 

berjumlah tujuh; Marifah, Karimah, Siti Dariyah, Saidina Hasan, Bainah, 

Attudin Rauf, dan Ahmad. Karimah dan Ahmad wafat sewaktu masih kecil, 

sementara Saidina Hasan wafat pada 1949 di rumah sakit Sawahlunto pada 

usia sekitar 32 tahun.5 

Ayah Ahmad Syafii Maarif wafat pada tanggal 5 Oktober 1995, 

dimakamkan di Tapi Salo, tanah persukuan orang Melayu. Semula ayahnya 

sakit di Tanjung Ampalu, di tempat ibu tirinya bernama Mak Maran, 

kemudian etek Lamsiah, ibu tiri Maarif lainnya, membawanya ke Tapi Salo 

sampai ayahnya wafat di sana. Waktu itu ayahnya berusia 55 tahun.6 

Sementara ibu Maarif bernama Fathiyah lahir di Tepi Balai kira-kira pada 

tahun 1905, dan meninggal sewaktu Ahmad Syafii Maarif masih berusia 18 

bulan.7 Sehingga ini membuat Ahmad Syafii Maarif tidak dapat 

membayangkan seperti apa perawakan ibunya, seperti apa senyumnya, dan 

seperti apa pula dia menggendong anak-anaknya. Bahkan Ahmad Syafii 

Maarif juga tidak pernah melihat foto ibunya, hal ini menjadi sulit untuknya 

membayangkan sosok ibunya. Ibunya wafat pada tahun 1937 dalam usia 32 

                                                      
5Abd Rohim Ghazali, Refleksi 70 Tahun Syafii Maarif Cermin untuk Semua, (Jakarta: 

Maarif Intitute, 2005), h. 37. 
6Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan dan Pemikiran Sang Guru 

Bangsa, h. 86. 
7Ahmad Syafii Maarif, Titik-titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafii 

Maarif, h. 42. 
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tahun, sempat juga menyusui selama dua tahun. Ahmad Syafii Maarif juga 

tidak sempat merasakan kasih sayang, pahit manisnya bersama ibu, dan dia 

hanya mendengarkan perkataan orang bahwa ibunya cukup cantik, tapi 

sayang Ahmad Syafii Maarif tidak mengenal wajah ibunya. 

Ibunya wafat di umur yang masih muda, sehingga Ahmad Syafii Maarif 

sendiri tidak dapat menelusuri sejarahnya, hanya pusaranya yang tidak jauh 

dari rumah tempat kelahirannya. Sesaat ibunya wafat, Ahmad Syafii Maarif 

diberitahu bahwa ayahnya menggendongnya ke tepi Batang Sumpur, tidak 

jauh dari rumah kelahirannya sebelah barat melalui pematang sawah. 

Kemudian setelah ibunya Ahmad Syafii Maarif meninggal, dia dititipkan 

kepada bibinya bernama Bainah yang juga adik dari ayahnya sendiri, dan 

ayahnya pun pergi merantau selama 16 tahun.   

Masyarakat Minang dikenal berkarakter egaliter, namun di antara 

suku-suku itu, Chaniago adalah suku yang paling egaliter. Fathiyah, Ibu Syafii 

Maarif, berasal dari suku itu.8 Dapat diduga, selain terpengaruh oleh 

pendidikan Barat yang memang egaliter, sikap Ahmad Syafii Maarif yang 

egaliter bisa saja dibentuk oleh kultur Minang itu. Dugaan ini diperkuat oleh 

tesis Mrazek yang menjelaskan bahwa masyarakat Minang bercirikan dua 

hal, yaitu: pertama, dinamisme, dan kedua, anti-parokialisme. Yang pertama 

ditandai dengan jiwa merantau,9 sedang yang kedua melahirkan jiwa bebas 

                                                      
8Ahmad Syafii Maarif, Titik-titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafii 

Maarif, h. viii.  
9Tsuyosi Kato, Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah, h. 31. 
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yang kosmopolit.10 Karakter inilah yang kelak mewarnai gagasan-gagasan 

yang dia gulirkan. 

Ahmad Syafii Maarif sering dipanggil “Buya” oleh orang yang dekat 

dengannya. Istilah Buya diucapkan kepada Ahmad Syafii Maarif karena ia 

pantas menyandang panggilan Buya yang memang sudah menjadi ulama 

yang benar-benar alim, dan juga dikenal sebagai pendidik, sekaligus ilmuwan 

atau cendekiawan yang mempunyai reputasi intelektual yang tinggi. Namun 

Ahmad Syafii Maarif sendiri “tidak usahlah disebut dengan Buya, cukup 

dengan nama saja, sebutan Buya masih dipermasalahkan”. Kadang Ahmad 

Syafii Maarif suka memelesetkan dengan kata “Buaya”, seolah-olah 

menetralisasi atau ingin membersihkan kandungan “karismatik” atau 

“feodalistis” yang dari sebutan khas untuk tokoh Minang itu. Lagi-lagi sikap 

humanis yang egaliter. Di hadapannya apa pun yang berbau “keangkeran 

diri” diubah menjadi hal wajar, biasa dan bahkan lugu dan polos.11 

Ahmad Syafii Maarif dalam perjalanannya, menikahi seorang gadis 

bernama Nurkhalifah, pada tanggal 5 Februari 1965 di Kawasan Mandahiling 

rumah mertuanya. Ketika menikah, usia Ahmad Syafii Maarif sudah berusia 

30 tahun. Ia dikaruniai beberapa orang anak, dan anak pertamanya bernama 

Salman yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1966, dan meninggal di usia 

kurang lebih 20 bulan setelah mengalami sakit beberapa lama di Padang.12 

                                                      
10Ahmad Syafii Maarif, Titik-titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafii 

Maarif, h. xi. 
11Abd. Rohim Gazali, Refleksi 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif Cermin Untuk Semua, h. 

37. 
12Ahmad Syafii Maarif, Titik-titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafii 
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Anak selanjutnya bernama Iwan, lahir pada November tahun 1968, dan wafat 

Oktober ditahun 1973. Berikutnya anak ketiga Ahmad Syafii Maarif Bernama 

Muhammad Hafidz, yang lahir pada Maret 1974. Dari ketiga anaknya, hanya 

Hafiz yang satu-satunya hidup hingga dewasa, dan Ahmad Syafii Maarif hidup 

bertiga bersama istri dan anaknya.13 

Sebagai seorang individu yang kaya akan nilai-nilai tradisi, Ahmad 

Syafii Maarif memberikan pelajaran bagaimana seharusnya, “hamblum 

minannas”, berhubungan dengan manusia lainnya di muka bumi ini, yaitu 

dengan selalu berprasangka positif dengan baik dan menghilangkan 

prasangka buruk pada orang, saling menghargai dan menghormati. Kultur 

Minang yang demokratis dan juga egaliter itu, telah melahirkan banyak 

tokoh-tokoh besar yang sangat berpengaruh bagi perjalanan bangsa ini. 

Tentu di sinilah pentingnya mengetahu kondisi sosial-politik orang Minang. 

Kita tahu bahwa tanah Minang telah melahirkan tokoh-tokoh berpengaruh 

seperti Tan Malak (lahir 1896 di Nagari Padan Gadang, Suliki, dan terbunuh 

pada 1949 di Jawa Timur) yang pernah menjadi tokoh Komintern (Komunis 

Internasional), tentu ia diilhami oleh semangat “Alam terkembang menjadi 

guru”. Begitu pula dengan tokoh lainnya seperti KH. Agus Salim (1884-1954), 

Muh. Hatta (1902-1980), Muh. Natsir (1908-1993), Sultan Sjahrir (1909-

1966), Bahder Djohan (1902-tidak ketahui), Buya Hamka (1908-1981), Isa 

                                                                                                                                                 
Maarif, h. 185-186.  

13Ahmad Syafii Maarif, Titik-titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafii 
Maarif, h. 73.  
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Anshari (1916-1969), yang semua lahir dari ranah Minang.14 

2. Pendidikan dan Latar Belakang Intelektualnya 

Masa kecil Ahmad Syafii Maarif dikampung halamannya, dia memulai 

pendidikan dasarnya di Sekolah Rakyat (SR) di Sumpur Kudus. Kemudian dia 

melanjutkan sekolahnya di Madrasah Ibtidaiah Muhammadiyah Sumpur 

Kudus hingga selesai pada tahun 1947. Setelah dia lulus dari Madrasah 

Ibtidaiah, Syafii Maarif melanjutkan pendidikannya di Madrasah Mu’allimin 

Muhammadiyah di Balai Tengah, Lintau pada tahun 1953. Namun dia tidak 

menyelesaikan pendidikannya hingga selesai di Lintau, tetapi Sebagian 

dilanjutkan di Yogyakarta dan meneruskan pendidikannya di Madrasah 

Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta, hingga akhirnya tamat pada 12 Juli 

1956. Setelah pendidikan menengahnya selesai di tahun 1956, selanjutnya 

Ahmad Syafii Maarif melanjutkan studinya di Surakarta, yaitu di Universitas 

Cokroaminoto Surakarta Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan (FKIP). 15 

Dalam perjalanannya menempuh pendidikan perkuliahan Ahmad 

Syafii Maarif sempat terhenti selama setahun, karena perkuliahannya yang 

dibantu oleh saudaranya tidak berlanjut diakibatkan hubungan pulau Jawa 

dan Sumatera akibat pemberontakan PRRI/Permesta, akhirnya Ahmad Syafii 

Maarif memutuskan untuk tidak melanjutkan perkuliahannya, dan memilih 

untuk menjadi guru di desa Baturetno, Wonogiri, Jawa Tengah.16 Sembari 

                                                      
14Damanhuri, “Islam, Keindonesiaan, dan Kemanusiaan (Telaah Pemikiran Ahmad 

Syafii Maarif)”, dalam Jurnal, Al-Banjari Vol. 14 No. 1, Januari-Juni 2015, h. 83. 
15 Damanhuri, “Islam, Keindonesiaan, dan Kemanusiaan (Telaah Pemikiran Ahmad 

Syafii Maarif)”, h. 86. 
16Ahmad Syafii Maarif, Independensi Muhammadiyah; Di Tengah Pergumulan 
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mengajar, Ahmad Syafii Maarif kemudian melanjutkan kuliahnya. Karena 

keterlambatannya dalam memasuki kuliah, disertai kesibukannya dalam 

mengajar maka dia hanya dapat tamat sebagai Sarjana Muda (BA) pada tahun 

1964. Hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk termotivasi dalam 

menyelesaikan kuliahnya, walau harus ditempuhnya dengan sambil 

bekerja.17 Selanjutnya Ahmad Syafii Maarif, mendapat gelar Sarjana pada 

FKIS IKIP di Yogyakarta tahun 1968. Dengan judul penelitian skripsinya 

“Gerakan Komunis di Vietnam (1930-1954), di bawah bimbingan Dharmono 

Hardjowidjono, dosen Sejarah Asia Tenggara. Dari sekian banyak teman 

seangkatannya, dia adalah lulusan pertama.18 

Dalam perkembangan karier pendidikannya, Ahmad Syafii Maarif 

menuju ke Amerika Serikat dan menempuh Pendidikan di Nothern Illionis 

University tahun 1973 dan Ohio State University tahun 1980, sampai dia 

mendapatkan gelar MA. Ahmad Syafii Maarif bersama teman-temannya yang 

di bawah dari umurnya, bersama-sama tinggal di Athens dengan para aktivis 

MSA (Moslem Students Association). Selama berada di sana, perkembangan 

pemikiran Ahmad Syafii Maarif di Athens belum ada perubahan yang 

signifikan. Namun pemikirannya masih berkutat pada pemikiran Maududi, 

Maryam Jamelah, tokoh-tokoh Ikhwan, Masyumi dan juga gagasan-gagasan 

tentang negara Islam. Termasuk pemikiran Iqbal dari Pakistan juga diikuti 

                                                                                                                                                 
Pemikiran Islam dan Politik, (Jakarta: Cidesindo, 2000), h. 172. 

17Abd. Rohim Gazali, Refleksi 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif Cermin untuk Semua, h. 
45. 

18Ahmad Syafii Maarif, Independensi Muhammadiyah; Di Tengah Pergumulan 
Pemikiran Islam dan Politik, h. 172-173. 
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oleh Ahmad Syafii Maarif. Namun hal tersebut tidak secara untuk menjadi 

corak dalam pemikirannya. Apalagi Ahmad Syafii Maarif masih tergabung 

dalam MSA (Moslem Students Association), yang secara pemikiran 

menginginkan tegaknya negara Islam dalam suatu negeri.19 

Dalam lingkungan pergaulannya selain dari Indonesia dan Malaysia, 

Ahmad Syafii Maarif memiliki banyak sahabat dari Saudi Arabiah, Kuwait, 

Mesir, Irak, Libya, Aljazair, yang tergabung dalam MSA (Moslem Students 

Association). Mereka tetap terjaga dari segi pemikiran, dan tidak terpengaruh 

terhadap budaya barat. Di Athens, pergaulan Ahmad Syafii Maarif berada 

ditengah-tengah kelompok saleh, sehingga sempit ruang pemikiran barat 

untuk masuk dari kebutuhan intelektual mereka.  

Teori-teori keislaman yang bertolak dari sikap anti asing ternyata 

tidak mampu memberikan solusi pemikiran bagi persoalan modernitas yang 

semakin sekuler yang bukan ateistik. Sebuah paradoks berlaku di sini, para 

pendukung Maududi, Qutb, yang mengkritik Barat in toto, umumnya tidak 

betah tinggal di negerinya sendiri, karena harus berhadapan dengan 

penguasa korup, otoritarian dan ulama konservatif. Justru mereka memilih 

hidup di Barat untuk menjadikannya sasaran kritik.20 

Ahmad Syafii Maarif berpandangan, bahwa di dunia ini tidak boleh 

memakai kaca mata hitam. Dari sekian banyak mahasiswa Muslim yang 

datang dari belahan dunia, tidak sedikit menemukan Islam setelah mereka 

                                                      
19Ahmad Syafii Maarif, Titik-titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafii 

Maarif, h. 209. 
20Damanhuri, “Islam, Keindonesiaan, dan Kemanusiaan (Telaah Pemikiran Ahmad 

Syafii Maarif)”, h. 88. 
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belajar di Barat bahkan sebagian dari mereka menjadi puritan. Di negara 

mereka belum tentu mengenal Shalat dan praktik-praktik Islam lainnya, 

ketika mereka di Barat justru menemukan kesadaran baru untuk mencapai 

kesempurnaan Muslim yang baik. Ahmad Syafii Maarif pun berkata Islam 

haruslah senantiasa bersentuhan dengan realitas. Bukan saja bersentuhan, 

tetapi wajib melakukan upaya mengubah realitas yang pengap menjadi suatu 

yang asri, adil, dan penuh rahmat yang dapat diukur dengan parameter apa 

pun. 

Pada tahun 1978 di usia 43 tahun, Ahmad Syafii Maarif mulai 

meninggalkan Athens, di Ohio ini kemudian dia mendapat gelar MA pada 

Departemen sejarah dengan Tesis “Islamic Politics Under Guided Democracy 

in Indonesia” (1959-1965) di bawah bimbingan Prof. William H. Frederick, 

Ph.D. seorang ahli Indonesia dan Jepang. Dari sinilah Ahmad Syafii Maarif, 

mengikuti di mana tapak kaki melangkah sampai puncak prestasi akademik, 

Ph.D. (Doktor of Philoshopy), dari negara penganut sistem demokrasi 

Amerika Serikat yaitu di University of Chicago pada tahun 1983, tepat di 

usianya yang ke 47 tahun.21 

Dalam perjalanan Pendidikan dan kariernya, tidak mudah untuk 

Ahmad Syafii Maarif melanjutkan studinya di University of Chicago, sekalipun 

dia diterima untuk program Ph.D. dalam pemikiran Islam. Amien Rais sebagai 

sahabatnya Ahmad Syafii Maarif cukup berperan penting atas kelanjutan 

studinya untuk belajar Islam ke kampus “orientalis” tersebut. Selanjutnya 

                                                      
21Ahmad Syafii Maarif, Titik-titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafii 

Maarif, h. 214. 
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Prof. Frederick turut memberikan bantuan terhadapnya untuk beasiswa dari 

Ford Foundation dan USAID yang ada di Jakarta. Dengan adanya bantuan dari 

berbagai pihak, maka beasiswa bisa dia dapatkan. Dalam perjalanannya di 

awal, tidak terpikirkan bahwa di Chicago akan dapat merubah secara 

fundamental sikap intelektualnya tentang Islam dan kemanusiaan. Gelarnya 

Ph.D. pun dia dapatkan dalam bidang pemikiran Islam pada tahun 1983, di 

bawah bimbingan disertasinya adalah Prof. Dr. Fazlur Rahman.22 

Sepulangnya dari Chicago, Ahmad Syafii Maarif Kembali ke Indonesia 

dan diberi kepercayaan untuk mengajar pada jurusan Sejarah FPIPS IKIP 

Yogyakarta (sekarang FIS Universitas Negeri Yogyakarta). Selanjutnya pada 

tahun 1984 IAIN membuka program Pascasarjana, dan Ahmad Syafii Maarif 

kembali diminta menjadi salah satu pengajar. Pada tahun 1986 Setelah 100 

hari mengajar, Ahmad Syafii Maarif diminta untuk mengajar studi keislaman 

di OIWA. 

Selain sebagai tenaga pengajar, aktivitas lain dari Ahmad Syafii Maarif 

adalah di Muhammadiyah. Sejak tahun 1985 atas dorongan M.A Rais, Ahmad 

Syafii Maarif diminta aktif sebagai anggota Majelis Tablig PP Muhammadiyah 

di bawah kepemimpinannya. Sebagai seorang alumni di Madrasah 

Mu’allimin, justru memberi jalan bagi Ahmad Syafii Maarif dapat beradaptasi 

dengan suasana tablig ini. Karena sebelumnya juga Maarif aktif sebagai 

anggota Majelis Pustaka PP Muhammadiyah. Sehingga di bawah 

kepemimpinan M.A. Rais, Muhammadiyah begitu gencar melaksanakan 

                                                      
22Ahmad Syafii Maarif, Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, cet. III, (Jakarta: 

Mizan, 1995), h. 5. 
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program tablig sampai ke daerah-daerah. 

Pada Muktamar tahun 2000 di Jakarta, saat yang sama Ahmad Syafii 

Maarif menjadi salah satu calon kandidat ketua umum PP Muhammadiyah 

dan terpilih untuk periode 2000-2005. Selama kepemimpinannya, PP 

Muhammadiyah banyak melakukan terobosan baru yang belum dijalankan 

oleh kepemimpinan sebelumnya. Jika sebelumnya Muhammadiyah lebih 

banyak bergerak dibidang Dakwah, Pendidikan, dan usaha sosial, maka pada 

masa kepemimpinan Ahmad Syafii Maarif, PP Muhammadiyah lebih banyak 

mewarnai proses perjalanan bangsa dan menjawab tantangan perkembangan 

global. Perubahan yang terjadi di tubuh PP Muhammadiyah, memberikan 

warna baru dan terbuka ruang untuk lahirnya pemikiran kritis di 

Muhammadiyah. Hal ini ditandai dengan semakin intensifnya hubungan 

kepada beberapa ormas lainnya, aktif dalam Gerakan moral melawan 

korupsi, kemudian aktif dalam berbagai forum dialog dunia berkaitan dengan 

persoalan kemanusiaan. 

Di era kepemimpinan Ahmad Syafii Maarif, PP Muhammadiyah 

menjaga independensinya untuk tidak berafiliasi kepada partai politik dan 

tidak terlibat dalam politik praktis, sebagaimana ditegaskan dalam 

perumusan lewat Tanwir Makassar tahun 2003 yang tidak mendukung partai 

politik dan calon presiden tertentu. Hal ini dilakukan, di saat para tokoh-

tokoh bangsa dan ormas Islam lainnya terlibat aktif dalam perpolitikan dan 

perebutan kekuasaan. Justru Ahmad Syafii Maarif tidak bergeming sedikit 

pun dan tetap konsisten dengan perannya sebagai pimpinan Ummat dan guru 
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bangsa. Hal ini didasari atas keyakinan Ahmad Syafii Maarif bahwa, 

Muhammadiyah adalah Gerakan pemikiran, sosial, dan dakwah, bukan 

sebagai organisasi politik yang bisa dijadikan alat untuk merebut 

kekuasaan.23 

Perjalanan kariernya, dia salah seorang yang memiliki prakarsa untuk 

mendirikan Maarif Institute for Culture and Humanity. Lembaga yang dia 

dirikan di Jakarta pada tahun 2002, dan secara resmi berdiri pada 23 

Februari 2003. Visi misi Maarif Institue adalah berjuang untuk mempercepat 

konsolidasi demokrasi di Indonesia dengan memperkuat peran dan fungsi 

civil society, legislatif dan eksekutif serta mendorong resolusi konflik, mediasi 

dan rekonsiliasi. Pendidikan dan kariernya, menjadikan Ahmad Syafii Maarif 

sebagai salah satu tokoh religius yang memiliki khazanah intelektual. Karena 

gagasan-gagasannya tidak didapat dalam ruang renungan intelektual dari 

tokoh lain. Melainkan terlibat aktif dalam gerakan sosial, keagamaan dan 

politik di Indonesia, di mana dia sebagai pelaku utama yang bergerak di luar 

sistem praktis, yang mencurahkan segenap perhatiannya untuk memberikan 

pemikiran yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.24  

3. Karya-karyanya 

Ahmad Syafii Maarif, termasuk tokoh produktif yang telah banyak 

melahirkan pokok pikirannya melalui tulisan. Memulai tulisan sejak zaman 

sekolah di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1950-an, 

                                                      
23Abd. Rohim Gazali dan Saleh Partaonan Daulay, Muhammadiyah dan Politik Islam 

Inklusif, (Jakarta: Maarif Institute, 2005), h. 116-117. 
24Raja Juli Antoni, Laporan Tahunan, (Jakarta: Maarif Institute, 2000-2007), h. 4 
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sampai dia menutup usia. Segudang “produk intelektualnya”, dan track 

record yang telah digoreskan merupakan hasil dari sebuah perjalanan 

panjang dan berliku. Puluhan buku telah dihasilkan dari seorang anak udik 

yang tidak punya cita-cita besar. Amanah yang diembannya sebagai ketua 

umum PP Muhammadiyah, telah membawanya kepada pusaran arus 

perkembangan politik, sosial, dan budaya secara nasional dan internasional. 

Periode ini adalah titik krusial dalam transformasi publik, dan Ahmad Syafii 

Maarif di antara anak bangsa yang ikut mengambil peran. 

Secara garis besar, gagasan-gagasannya dapat dikelompokkan ke 

dalam beberapa persoalan; Pertama, persoalan global. Kedua, persoalan 

nasional. Dari kedua persoalan tersebut, isu yang menjadi fokus 

pemikirannya adalah tentang “keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan”. 

Rekam pemikirannya dapat dijumpai lewat buku-buku yang dia tulis. 

Beberapa karya-karya Ahmad Syafii Maarif yang tidak dapat dilacak, 

mengingat karya-karyanya itu terbit pada awal tahun 70-an, 80-an. Buku-

buku yang dimaksud adalah: 

a. Mengapa Vietnam Jatuh Seluruhnya ke Tangan Komunis, 

diterbitkan oleh Yayasan FKIS-IKIP Yogyakarta (tahun 1975).25 

b. Dinamika Islam, diterbitkan oleh Salahudin Press (tahun 1984).26 

c. Islam, mengapa tidak? diterbitkan oleh Salahudin Press (tahun 

                                                      
25Ahmad Syafii Maarif, Vietnam Jatuh Seluruhnya ke Tangan Komunis, (Yogyakarta: 

FKIS-FKIP, 1975). 
26Ahmad Syafii Maarif, Dinamika Islam, (Yogyakarta: Salahuddin Press, 1984). 
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1984).27 

d. Percik-percik Pemikiran Iqbal, diterbitkan oleh Salahudin Press 

(tahun 1984).28 

e. Aspirasi Ummat Islam,29 

f. Duta Islam untuk Dunia Modern, diterbitkan oleh Salahuddin Press 

(tahun 1983).30  

g. Orientalisme dan Humanisme Sekuler, diterbitkan oleh Salahuddin 

Press (tahun 1983).31 

Selanjutnya ada beberapa buku-buku yang ditulis, kemudian peneliti 

kelompokkan ke dalam beberapa bagian; Pertama, buku utuh. Pemaparan 

yang dikemukakan dalam buku ini bersifat komprehensif. Kedua, buku semi 

utuh. Buku ini merupakan kumpulan makalah ilmiah yang dia tulis untuk 

berbagai seminar. Ketiga, buku populer. Buku ini berisi kumpulan tulisan 

tetap maupun lepas di berbagai media massa. Keempat, naskah khotbah 

Jumat yang kemudian ditranskipkan dan dijadikan sebuah buku. Berbagai 

pemikirannya yang lain juga dapat dilacak melalui tulisan-tulisan dan 

berbagai wawancara yang belum diedit dan ditranskipkan. Karya-karya 

tersebut sebagai berikut: 

 

                                                      
27Ahmad Syafii Maarif, Islam, mengapa tidak? (Yogyakarta: Salahuddin Press, 1984). 
28Ahmad Syafii Maarif, Percik-percik Pemikiran Iqbal, (Yogyakarta: Salahuddin Press, 

1984). 
29Ahmad Syafii Maarif, Aspirasi Umat Islam Indonesia, (kota, penerbit dan tahun 

terbit tidak terlacak). 
30Ahmad Syafii Maarif, Duta Islam untuk Dunia Modern, (Yogyakarta: Salahuddin 

Press, 1983). 
31Ahmad Syafii Maarif, Orientalisme dan Humanisme Sekuler, (Yogyakarta: 

Salahuddin Press, 1983). 
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a. Gilad Atzmon, Catatan Kritikal Tentang Palestina dan Masa Depan 

Zionisme.32 Karya ini merupakan buku utuh yang dihasilkan 

interaksi Syafii Maarif dengan Gilad Atzmon, seorang Yahudi yang 

anti zionisme. Dalam buku ini Ahmad Syafii Maarif memosisikan 

Atzmon sebagai pejuang kemanusiaan. Alasan memberikan 

predikat itu adalah karena Atzmon telah banyak mengkritik 

kepada Negara Israel, dengan menyebut bahwa Israel mendirikan 

negara di atas berbagai pelanggaran kemanusiaan. Buku ini 

menunjukkan bahwa tidak semua orang Yahudi setuju dengan 

Tindakan Israel. Poin urgen dalam buku ini adalah soal 

penempatan istilah Yahudi, Israel, dan Zionisme secara 

proporsional. Tidak semua Yahudi itu Israel, tidak semua Israel 

setuju dengan gerakan Zionisme. Zionisme adalah sebuah gerakan 

politik dalam jumlah kecil, namun memiliki kekuasaan. 

b. Al-Qur’an dan Realitas Ummat.33 Karya ini merupakan buku 

populer yang berasal dari berbagai tulisan di media massa lalu 

diedit dan dijadikan sebuah buku. Dalam buku ini Ahmad Syafii 

Maarif menjelaskan bahwa umat Islam pada tataran global merasa 

paling benar dibanding lainnya. Olehnya buku ini mengajak 

seluruh elemen umat Islam untuk mencari Solusi dan kembali ke 

al-Qur’an agar dapat memecahkan masalah fundamental itu. 

                                                      
32Ahmad Syafii Maarif, Gilad Atzmon: Catatan Kritikal tentang Palestina dan Masa 

Depan Zionisme, (Bandung: Mizan dan Maarif Institute, 2012). 
33Ahmad Syafii Maarif, Al-Qur’an dan Realitas Ummat, (Jakarta: Republika, 2010). 
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c. Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah.34 Karya ini adalah buku utuh yang penting. 

Ahmad Syafii Maarif banyak menjelaskan keterkaitan antara, 

keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. 

d. Titik-titik Kisar dalam Perjalananku: Otobiografi.35 Karya ini 

merupakan buku komprehensif tentang perjalanan hidup Ahmad 

Syafii Maarif. Buku ini sebagai potret kehidupan Ahmad Syafii 

Maarif. Secara subjektivitas buku ini banyak menerangkan 

kepribadiannya dengan nuansa kejujuran. Dia juga tidak segan-

segan memberikan kritik kepada diri dan keluarganya. Dalam 

buku ini juga Ahmad Syafii Maarif banyak mengemukakan 

gagasannya tentang realitas pluralisme agama. Inilah persoalan 

penting yang terkandung dalam buku ini. 

e. Tuhan Menyapa Kita.36 Karya ini tergolong semi utuh. Isinya 

berisikan Kumpulan makalah ilmiah dan beberapa tulisannya di 

berbagai media massa. Dalam buku ini juga dia menjelaskan 

tentang pentingnya beragama yang menyapa kemanusiaan. Hal 

terpenting dalam buku ini adalah agama harus turut serta 

menyelesaikan persoalan manusia. 

                                                      
34Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah. (Bandung: Mizan, 2009). 
35Ahmad Syafii Maarif, Titik-titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafii 

Maarif, (Jakarta: Mizan dan MAARIF Institute For Culture And Humanity, 2009). 
36Ahmad Syafii Maarif, Tuhan Menyapa Kita, (Jakarta: Grafindo, 2006). 
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f. Meluruskan Makna Jihad: Cerdas Beragama Ikhlas Beramal.37 

Karya ini merupakan kumpulan teks khotbah Jumat. Dalam buku 

ini Ahmad Syafii Maarif menjelaskan makna jihad yang 

sebenarnya. Di mana jihad bukan ditafsirkan sebagai makna 

perang saja, melainkan membantu orang-orang yang 

membutuhkan. Sebab jihad yang ditafsirkan berbeda akan 

membawa stigma buruk bagi Islam, juga bagi eksistensi manusia 

itu sendiri. 

g. Menerobos Kemelut: Refleksi Cendekiawan Muslim.38 Ini adalah 

karya terpopuler. Buku ini menjelaskan kondisi bangsa yang kian 

terperosok. Ahmad Syafii Maarif mengajak semua elemen bangsa 

untuk menjaga kondusivitas di tengah persoalan bangsa. 

h. Menggugah Nurani Bangsa.39 Buku ini termasuk karya semi utuh. 

Dalam buku ini Ahmad Syafii Maarif mengajak elemen bangsa 

bersama-sama untuk memperbaiki kondisi bangsa. Hal tersebut 

haruslah dimulai dari diri sendiri. 

i. Mencari Autentisitas di Tengah Kegalauan.40 Karya ini termasuk 

buku semi utuh. Buku ini menunjukkan kegalauan Ahmad Syafii 

Maarif menatap kondisi bangsa. Permasalahan yang menarik 

dalam buku ini adalah jauhnya bangsa Indonesia dari pengamalan 
                                                      

37Ahmad Syafii Maarif, Meluruskan Makna Jihad: Cerdas Beragama Ikhlas Beramal. 
(Jakarta: CMM, 2005). 

38Ahmad Syafii Maarif, Menerobos Kemelut: Refleksi Cendekiawan Muslim. (Jakarta: 
Grafindo, 2005). 

39Ahmad Syafii Maarif, Menggugah Nurani Bangsa, (Jakarta: MAARIF Institute, 2005). 
40Ahmad Syafii Maarif, Mencari Autentisitas di Tengah Kegalauan, (Jakarta: PSAP, 

2004). 
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falsafah negara yaitu Pancasila. 

j. Masa Depan Bangsa dalam Taruhan.41 Karya ini termasuk buku 

populer. Dalam buku ini Ahmad Syafii Maarif mendorong anak 

bangsa untuk berpikir kritis. Dia juga menganjurkan agar 

kekuasaan yang sedang berlangsung (di bawah kepemimpinan 

Abdurrahman Wahid (1940-2009), kala itu) harus tetap dikawal. 

Agar kekuasaan yang dipegang seseorang tetap berpihak pada 

kepentingan bersama. 

k. Independensi Muhammadiyah: Di Tengah Pergumulan Pemikiran 

Islam dan Politik.42 Dalam buku populer ini, Ahmad Syafii Maarif 

menjelaskan bahwa Muhammadiyah selalu berhadapan dengan 

berbagai kepentingan politik yang terkadang dilematik. Karena, 

Muhammadiyah harus tetap memantapkan diri sebagai ormas 

Islam yang tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun. 

l. Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur.43 Karya 

ini termasuk buku utuh. Di dalamnya Ahmad Syafii Maarif 

menjelaskan bahwa Ibnu Khaldun sesungguhnya salah seorang 

ilmuwan Islam yang besar jasanya dalam pengembangan ilmu-

ilmu sosial. Hal ini dapat dibuktikan dalam “ilm al-umran” yang 

empiris dan sistematis. Khaldun menurut Ahmad Syafii Maarif, 

                                                      
41Ahmad Syafii Maarif, Masa Depan Bangsa dalam Taruhan, (Yogyakarta: Pustaka 

SM, 2000).  
42Ahmad Syafii Maarif, Independensi Muhammadiyah: Di Tengah Pergumulan 

Pemikiran Islam dan Politik., (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000). 
43Ahmad Syafii Maarif, Ibnu Khaldum dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1996). 
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dapat disejajarkan dengan Niccollo Machiavelli (1469-1527), dan 

August Comte (1798-1857). 

m. Membumikan Islam.44 Buku ini termasuk Populer. Di dalamnya 

membahas tentang Tuhan, manusia, alam dan lainnya. Selain cara 

berdakwah agar materi dakwah diterima dengan baik. Ahmad 

Syafii Maarif juga menegaskan bahwa Islam mesti dibawa secara 

real ke tengah-tengah masyarakat agar menyentuh setiap sisi 

kehidupan. Dengan demikian Islam akan dirasakan kehadirannya, 

sekaligus manfaatnya oleh semua manusia. 

n. Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 

(1950-1965).45 Buku ini menguraikan tentang peta politik umat 

Islam yang sudah berkontribusi terhadap perkembangan negara 

Indonesia, terutama dimasa demokrasi terpimpin secara 

komprehensif. Namun karena perbedaan visi yang ada, akhirnya 

partai-partai Islam menjadi lemah. Partai Islam terpecah ke dalam 

dua kelompok, yaitu: pertama, kritis dan kedua, pro pemerintah. 

Buku ini juga memotret sikap pragmatis partai-partai Islam dalam 

meraih keuntungan. 

 

o. Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia.46 Karya ini termasuk 

                                                      
44Ahmad Syafii Maarif, Membumikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995). 
45Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 

(1950-1965), (Yogyakarta: UIN Sunan Kali jaga Press, 1988). 
46Ahmad Syafii Maarif, Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, (Bandung: 

Mizan, 1993). 
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buku populer. Di Dalamnya Ahmad Syafii Maarif menjelaskan 

bahwa Islam sedang mendapat tantangan dari peradaban barat 

sekuler. Karena itu Islam perlu merumuskan berbagai strategi 

untuk menghadapinya jika tidak ingin tergerus peradaban itu. 

p. Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam 

Konstituante.47 Karya ini termasuk buku utuh yang berasal dari 

terjemahan disertasinya.48 Buku ini mengulas perjuangan umat 

Islam dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara akhir 

tahun 50-an. Buku ini merupakan optik yang selalu digunakan 

oleh Ahmad Syafii Maarif dalam menganalisis sesuatu. 

q. Al-Qur’an, Realitas Sosial dan Limbo Sejarah.49 Karya ini buku 

populer. Ahmad Syafii Maarif menjelaskan posisi al-Qur’an 

sebagai kitab suci yang meliputi semua aspek kehidupan.  

Di luar dari tulisan-tulisan di atas masih banyak karya-karya Ahmad 

Syafii Maarif, baik berupa artikel-artikel dan makalah-makalah yang belum 

sempat dipublikasikan. Tetapi secara garis besar pemikiran Ahmad Syafii 

Maarif telah tercermin dalam buku-buku dan artikel di atas. Tulisan-

tulisannya sampai saat ini masih terus mengalir menjadi referensi bagi anak 

bangsa. Tulisannya yang sangat beragam, tidak hanya tentang keislaman, tapi 

juga mencakup tentang keindonesiaan dan kemanusiaan.  

                                                      
47Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan 

dalam Konstituante, (Jakarta: LP3ES, 1985). 
48Judul asli disertasi itu adalah: “Islam as The Basis of State: A Study of The Islamic 

Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia.” 
49Ahmad Syafii Maarif, Al-Qur’an, Realitas Sosial dan Limbo Sejarah, (Bandung: 

Mizan, 1985). 
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Ahmad Syafii Maarif adalah satu dari sedikit tokoh Cendekiawan 

Muslim Indonesia yang secara serius memikirkan nasib bangsanya. Melalui 

tulisannya, dia ingin berbagi kegelisahannya sekaligus mengajak untuk 

mengatasinya, kepada semua anak bangsa. Abdul Rohim Ghazali mengatakan 

bahwa, sejauh ini gagasan-gagasan yang paling menonjol dari Ahmad Syafii 

Maarif adalah kegetolannya dalam merelevansikan realitas obyektif umat 

Islam yang ada dalam sejarah dengan doktrin-doktrin suci Islam, baik dalam 

al-Qur’an maupun dalam Hadist. Kiranya melalui karya-karyanya, Ahmad 

Syafii Maarif ingin mengajak bangsa Indonesia khususnya, dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan hendaknya berdasarkan pada al-Qur’an dan 

Hadist Rasulullah SAW, seperti dalam ukhuwah Islamiyah, yaitu 

persaudaraan Islam, dari mana pun kita berasal, tetapi terikat sesaudara 

seagama Islam, bukan dengan masih mementingkan golongan dan budaya 

masing-masing. Di akhir hayatnya sebelum tutup usia, Ahmad Syafii Maarif 

berharap, hasil karya-karya besarnya tentang Islam dan kemanusiaan, kelak 

dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi peradaban.50 

4. Genealogi Pemikirannya 

Melacak rekam jejak (track record) perkembangan intelektual Ahmad 

Syafii Maarif, ada tiga tahapan yang tidak boleh dilupakan. Meminjam istilah 

yang dipakainya, terjadi ketika dia mengecap Pendidikan di Madrasah 

Mu’allimin Muhammadiyah di Balai Tengah, Lintau setelah menganggur 

                                                      
50Abd. Rohim Gazali dan Saleh Partaonan Daulay, Muhammadiyah dan Politik Islam 

Inklusif, h. 20. 
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selama tiga tahun pasca Sekolah Rakyat (1974).51 Background pendidikan 

Muhammadiyah ini membentuknya menjadi pribadi yang pemberani secara 

intelektual. Ruh pendidikan Muhammadiyah yang pertama dipompakan ke 

dalam lokus intelektual Syafii Maarif menjadi modal awal bagi perkembangan 

pemikirannya lebih lanjut. 

Titik kisar kedua, terjadi setelah meneruskan pelajaran ke Madrasah 

Mu’allimin Yogyakarta dan selesai tahun 1956. Wawasannya semakin 

terbuka, tetapi nalurinya sebagai seorang “fundamentalis” belum berubah, 

jika bukan semakin menguat. Bahkan sampai dia belajar sejarah pada 

Universitas Ohio di Athens, Amerika Serikat. Paham agamanya belum banyak 

mengalami perubahan dan cita-cita politiknya tetap masih ingin menjadikan 

Indonesia sebagai Negara Islam. 

Titik kisar ketiga, terjadi pada saat dia mengikuti program doktor di 

Universitas Chicago, Amerika Serikat selesai pada tahun 1988. Di kampus 

tersebut, dia mengalami titik balik intelektual secara signifikan. Di bawah 

bimbingan Fazlur Rahman (1919-1988), Ahmad Syafii Maarif memiliki 

pandangan yang realistis dan rasional tentang Islam ini.52 Setelah melalui 

titik kisar ketiga ini, dia memantapkan diri sebagai seorang intelektual 

Muslim yang intens mengkaji relasi antara Islam, Indonesia dan nilai-nilai 

kemanusiaan. Hal tersebut belakangan harus dia bayar mahal dengan 

                                                      
51Ahmad Syafii Maarif, Titik-titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafii 

Maarif, h. 12. 
52Nurcholish Madjid, “Kata Pengantar”, dalam Ahmad Syafii Maarif, Islam dan 

Masalah Kenegaraan: Studi tentang Peraturan dalam Konstituante (Yogyakarta: LP3ES, 
1984), h. xiii. 
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sejumlah predikat yang terkesan peyoratif (mengejek), “seperti menjiplak 

pemikiran Fazlur Rahman”, “pembawa sekularisme”, “anti-piagam Jakarta”. 

Namun dengan keteguhan dan kematangan intelektualnya, hal tersebut tidak 

membuatnya terinterupsi untuk terus menyampaikan pemikiran-

pemikirannya dalam perspektif sosiologis keindonesiaan. 

Selain pemikiran Fazlur Rahman, Mohammad Hatta juga memberikan 

pengaruh terhadap pemikiran intelektual Ahmad Syafii Maarif. Dalam 

beberapa tulisannya, dia memberikan apresiasi yang cukup tinggi terhadap 

pemikiran dan aktivisme Hatta. Bahkan menyebutkan bahwa Hatta adalah 

seorang moralis sejati. Darinya dia mendapatkan spirit nilai-nilai moral harus 

ditegakkan walaupun berhadapan dengan kekuasaan yang kokoh. Selain itu, 

dia juga banyak belajar memahami tentang Islam secara substansial. Hatta 

sering memberikan penegasan bahwa substansi nilai-nilai Islam yang mesti 

dipraktikkan dalam kehidupan jauh lebih penting ketimbang 

mengedepankan sisi formal agama.53 Hatta menjadi rujukan bagi pemikiran 

Ahmad Syafii Maarif ketika menafsirkan sila-sila dalam Pancasila. Bagi Hatta, 

Pancasila dapat diterima dan sejalan dengan nilai-nilai Islam, karena itu tidak 

ada alasan untuk menolak Pancasila tersebut. Pemikiran dan aktivisme Hatta 

itulah yang menginspirasi pemikiran Ahmad Syafii Maarif untuk melakukan 

hal yang sama.54 

Tentang penilaian Ahmad Syafii Maarif mengenai Hatta ini, ada 

                                                      
53Ahmad Syafii Maarif, “Mencari Autentisitas dalam Dinamika Zaman,” h. 229-232. 
54Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 152-157. 
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persoalan mendasar yang perlu dicermati. Meskipun Hatta merupakan 

seorang moralis sejati seperti predikat yang disematkan oleh Ahmad Syafii 

Maarif kepadanya, namun ia juga sebagai seorang manusia biasa yang tidak 

luput dari berbagai kekeliruan. Di sini, Ahmad Syafii Maarif terkesan 

mengidealisasikan pemikiran Hatta secara berlebihan sehingga yang 

ditampilkan dari Hatta hanya sisi positifnya saja. Dalam banyak hal, Ahmad 

Syafii Maarif terlihat demikian kritis termasuk ketika dia memaparkan 

kepemimpinan Soekarno dalam era demokrasi terpimpin.  

Dalam uraiannya, Ahmad Syafii Maarif menyebut Soekarno sebagai 

pemimpin yang cukup otoriter. Disisi lain Ahmad Syaafii Maarif memberikan 

apresiasi yang tinggi kepada Soekarno karena secara brilian dia dapat 

merumuskan sila-sila dalam Pancasila. Objektivitas penilaian Ahmad Syafii 

Maarif ini cukup jelas di situ. Terkait dengan pribadi dan pemikiran Hatta, 

Ahmad Syafii Maarif seperti menerimanya tanpa sikap kritis. Dalam konteks 

ini, tidak dijumpai uraian yang menjadi alasannya bersikap demikian. 

Secara khusus, perlu pula diketahui beberapa fase yang dilalui Ahmad 

Syafii Maarif dalam mengembangkan ide pluralisme: Pertama, fase pasca 

Chicago (1982-1998). Pada fase ini, pemikiran Ahmad Syafii Maarif 

mencakup tiga tema besar, yaitu; keislaman, keindonesiaan, dan 

kemanusiaan. Ide tentang pluralisme belum begitu menonjol selain memang 

secara akademik perdebatan ke arah itu belum mencuat ke permukaan. 

Namun, persoalan humanitas dan kebebasan telah menarik perhatiannya. 

Kedua, fase selama memimpin Muhammadiyah (1998-2005). Pada fase ini, 
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radius pergaulannya sudah cukup luas termasuk dengan para pemuka lintas 

agama. Usaha Ahmad Syafii Maarif dalam konteks ini didukung secara 

institusional. Namun ide-ide ini belum dia sampaikan secara deklaratif 

mengingat posisinya sebagai pucuk pimpinan Muhammadiyah. Dia melihat 

bahwa warga persyarikatan belum begitu siap menerima ide itu. Apalagi ide 

tentang pluralisme dianggap sebagai sesuatu yang “menyalahi” agama. 

Ketiga, fase pasca memimpin Muhammadiyah (2005). Pada fase ini Ahmad 

Syafii Maarif tidak lagi terikat secara institusional. Karena itu, dia mendukung 

bahkan mengembangkan ide-ide modern secara deklaratif termasuk ide 

tentang pluralisme. Apalagi wacana itu mendapat respons dari berbagai 

komunitas akademik, baik dari komunitas yang mendukung maupun yang 

memberikan kritik kepadanya. 

Jika ditelisik lebih jauh, intelektualisme Ahmad Syafii Maarif tidak 

hanya sebatas gagasan-gagasan tentang keislaman, keindonesiaan dan 

kemanusiaan. Namun secara normatif juga banyak berbicara tentang gagasan 

sosial-politik, hal tersebut terwujud dalam aktivitasnya secara riil dalam 

menghadirkan gagasan tentang politik identitas dan masa depan pluralisme 

di Indonesia dengan melandaskan pemikiran religiusitas etiknya. Bahkan M. 

Amin Abdullah, menyejajarkan sosok Ahmad Syafii Maarif dengan Ali Syari 

’ati (1933)-1977), intelektual Iran itu.55 Amin Abdullah beralasan bahwa 

sosok Ahmad Syafii Maarif merupakan intelektual, sekaligus aktivis 

                                                      
55M. Amin Abdullah, Intelektual Sekaligus Aktivis, dalam Abdul Rahim Ghazali dan 

Saleh Partaonan Daulay, eds., Cermin untuk Semua; Refleksi 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif, 
(Jakarta: Maarif Institute, 2005), h. 18. 
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pergerakan yang memiliki kapasitas sosial sangat tinggi.56 Namun demikian 

dalam perjalanan evolusi intelektualnya, Ahmad Syafii Maarif terbilang 

lambat. Sebab dia mendapatkan gelar doktor di usia 48 tahun, sementara 

gelar dalam meraih predikat Guru Besar Sejarah dari IKIP Yogyakarta di usia 

62 tahun. Tentu saja kenyataan itu wajar saja mengingat perjalanan sosial 

hidupnya banyak tantangan yang dihadapinya. 

B. Konsepsi Agama dan Politik dalam Pemikiran Ahmad Syafii Maarif 

Dalam konsep agama dan politik, Ahmad Syafii Maarif memiliki 

beberapa pandangan yang menarik: 

1. Agama Sebagai Sumber Nilai 

Agama, khususnya Islam, menjadi sumber nilai-nilai moral yang 

menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, 

kejujuran, dan toleransi harus menjadi landasan dalam berpolitik. Agama 

telah menjadi kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan sosial manusia, selain itu agama juga diyakini tidak hanya 

berbicara soal ritual semata melainkan juga berbicara tentang 

nilai-nilai yang harus dikonkretkan dalam kehidupan sosial dan politik, 

sehingga muncul tuntutan agar nilai-nilai agama diterapkan dalam 

kehidupan bernegara.57 Agama, dalam berbagai bentuk dan kepercayaan, 

telah menjadi landasan bagi nilai-nilai moral dan etika manusia sejak zaman 

dahulu. Nilai-nilai ini membentuk dasar dari bagaimana kita hidup, 

                                                      
56 M. Amin Abdullah, Intelektual Sekaligus Aktivis, h. 18 
57Azyumardi Azra, Reposisi Hubungan Negara dan Agama Merajut Hubungan antar 

Umat. (Jakarta: Buku Kompas, 2002), h. 34-35. 
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berinteraksi dengan orang lain, dan memahami tujuan hidup kita. 

Agama-agama besar mengajarkan bahwa nilai-nilai moral berasal dari 

wahyu Tuhan. Ajaran-ajaran ini dianggap sebagai kebenaran mutlak dan 

menjadi pedoman hidup bagi penganutnya. Agama menciptakan komunitas 

yang kuat di mana nilai-nilai bersama dianut dan dipraktikkan. Interaksi 

sosial dalam komunitas agama membantu memperkuat internalisasi nilai-

nilai tersebut. Agama memberikan pemahaman tentang tujuan hidup 

manusia dan makna keberadaan. Nilai-nilai moral yang diajarkan membantu 

individu mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi.58  

Menurut Ahmad Syafii Maarif, agama sebagai sumber nilai 

membutuhkan sarana sejarah untuk mewujudkan cita-cita moralnya yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan. Sarana yang dimaksud tidak lain adalah 

negara, sehingga dia menolak pandangan yang menghendaki pemisahan 

Islam dan negara.59 Terlihat jelas bahwa Ahmad Syafii Maarif tidak menerima 

adanya formalisasi atas agama. Dia lebih cenderung menjadikan agama 

sebagai agama keadilan dan tidak hanya sebagai patokan hukum dengan sifat 

yang partikular. Pandangan politik Ahmad Syafii Maarif lebih mendukung 

atas nilai substantif dalam agama, seperti kesejahteraan, kebebasan, 

kedamaian, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.60 

Ahmad Syafii Maarif berpendapat bahwa agama dalam hal ini Islam 

                                                      
58Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 13.  
59Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 15. 
60Abdul Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay, Muhammadiyah & Politik Islam 

Inklusif, h. 33-36. 
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mempunyai kaitan yang sangat erat dengan politik, dibuktikan dengan al-

Qur’an yang tidak pernah memisahkan jarak antara kedua belah pihak. 

Menurutnya, ajaran Islam harus mempunyai wawasan yang dipenuhi dengan 

nilai moral sebagai indikator iman dan dengan konteks serta realitas 

sejarah.61 Dalam aspek kepercayaan atau ibadah pada umumnya, al-Qur’an 

memberi penjelasan secara rinci. Akan tetapi, dalam aspek politik 

ketatanegaraan dan sosial bermasyarakat, penjelasan al-Qur’an bersifat 

umum atau hanya memberikan garis-garis besarnya saja. Hal tersebut 

dimaksudkan agar ajaran Islam selalu up to date selaras dengan 

perkembangan zaman. Asas-asas politik kenegaraan yang diajarkan al-Qur’an 

tersebut antara lain adalah asas amanah, asas ketaatan, asas keadilan 

(ala’dalah), asas musyawarah (al-syura), dan asas persamaan (al-musawah).62  

Ahmad Syafii Maarif terlihat memiliki sebuah tekad untuk menjadikan 

Islam sebagai agama dengan kekuatan yang transformatif pada umatnya. 

Namun sungguh disayangkan, Ahmad Syafii Maarif justru mengakui 

obsesinya tersebut masih jauh panggang dari api. Dia menyebutkan bahwa 

umat Islam saat ini mempunyai nilai dalam peradaban, yang diakibatkan oleh 

beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu dikarenakan hilangnya 

prinsip musyawarah pada dunia Islam. Hal tersebut terlihat dalam sistem 

dinasti yang gamblang akan dunia Islam dan doktrin etika serta moralitas al-

Qur’an. Konsep politik yang selaras dengan ajaran Islam hanya dirasakan 

                                                      
61Ahmad Sholikin, “Pemikiran Politik Negara dan Agama: Ahmad Syafii Maarif”, 

dalam Jurnal Politik Muda, Vol.2, No.1, (2012), h. 5. 
62Katimin, Politik Islam: Studi Tentang Azaz, Pemikiran dan Praktik dalam Sejarah 

Politik Umat Islam, (Medan: PERDANA PUBLISHING, 2017), h. 1-2. 
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ketika periode Nabi dan Al-khulafa alrasyidin, terkhusus ketika terjadi perang 

siffin. Namun konsep politik tersebut perlahan hilang tertelan dengan konsep 

perintah raja, khalifah, sultan dan presiden. 63  

Indikator yang kedua adalah moralitas al-Qur’an yang dijadikan 

sebagai komoditas politik. Contohnya adalah ketika hadirnya komponen-

komponen umat untuk menyiarkan syariat Islam dan/atau dihidupkannya 

kembali Piagam Jakarta. Dia mengatakan bahwa kelompok-kelompok 

tersebut merupakan satu kelompok yang lebih memberikan penekanan 

beragama terhadap simbol daripada substansi atau dapat dikatakan lebih 

memiliki ketertarikan terhadap politik gincu atau politik bendera daripada 

politik garam.64 

Agama dan politik merupakan dua aspek fundamental dalam 

kehidupan manusia, dan persoalan hubungan antara keduanya juga telah 

menjadi bahan pemikiran para ilmuwan, filsuf maupun teolog sepanjang 

sejarah. Salah satu karakteristik Islam sebagai agama pada awal-awal 

perkembangannya adalah kejayaan di bidang politik. Islam tidak hanya 

menampilkan dirinya sebagai perhimpunan kaum beriman yang 

mempercayai kebenaran yang satu dan yang sama, melainkan juga sebagai 

masyarakat yang total.65 Atas dasar adanya pertimbangan nilai-nilai 

keagamaan akan memberi harapan tumbuhnya kegiatan politik bermoral 

                                                      
63Abdul Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay, Muhammadiyah & Politik Islam 

Inklusif, h. 20-21. 
64Abdul Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay, Muhammadiyah & Politik Islam 

Inklusif, h. 22. 
65Nurcholis Madjid, “kata pengantar” dalam Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah 

Kenegaraan, Study Tentang Percaturan dalam Konstituante, h. IX. 
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tinggi atau berakhlak mulia.  

Inilah makna bahwa politik tidak dapat dipisahkan dari agama, tetapi 

dalam hal susunan formal atau strukturnya serta segi-segi praktis dan 

teknisnya, politik adalah wewenang manusia, melalui pemikiran rasionalnya 

(yang dapat dipandang sebagai suatu jenis ijtihad). Dalam hal inilah politik 

dapat dibedakan dari agama.66 Maka dalam segi struktural dan prosedural 

politik itu, dunia Islam sepanjang sejarahnya, mengenal berbagai variasi dari 

masa ke masa dan dari kawasan ke kawasan, tanpa satu pun dari variasi itu 

dipandang secara doktrinal paling abash (kecuali masa kekhalifahan 

Rasyidah). 

Dalam pandangan Syafii Maarif, agama memiliki peran yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Agama bukan hanya sekumpulan ritual 

atau dogma, tetapi sebagai sumber nilai-nilai moral yang universal dan 

menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat. Namun, agama harus 

diinterpretasikan secara kontekstual dan moderat agar tidak menjadi sumber 

konflik.67 Dia melihat agama sebagai kompas moral yang memandu manusia 

untuk membedakan antara yang baik dan buruk, benar dan salah. Nilai-nilai 

moral yang diajarkan agama, seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan 

toleransi, menjadi dasar bagi kehidupan yang bermartabat. Agama 

seharusnya menjadi perekat persatuan, bukan pemicu perpecahan. Nilai-nilai 

                                                      
66Nurcholish Madjid, “Islam dan Politik Suatu Tinjauan atas Prinsip-prinsip Hukum 

dan Keadilan”, dalam jurnal politik Islam Paramadina 
https://elite.ebook/media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/PolitikN.html (1 of 8). 
(diakses 13 Mei 2024).   

67Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan dan Pemikiran Sang 
Guru Bangsa, h. 89. 

https://elite.ebook/media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/PolitikN.html
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universal yang terkandung dalam berbagai agama dapat menjadi dasar untuk 

membangun kehidupan bersama yang harmonis. 

2. Politik sebagai Pelayanan Publik 

Ahmad Syafii Maarif, memiliki pandangan yang mendalam tentang 

politik. Baginya, politik bukanlah sekadar perebutan kekuasaan, melainkan 

sebuah bentuk pelayanan publik yang mulia. Politik bukan sekadar 

perebutan kekuasaan, tetapi lebih pada upaya untuk memberikan pelayanan 

terbaik bagi masyarakat. Politisi harus memiliki integritas dan komitmen 

untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.68 Politik sering kali diidentikkan 

dengan perebutan kekuasaan, intrik, dan kepentingan kelompok. Namun, 

dalam konteks yang lebih luas, politik juga dapat dipahami sebagai proses 

pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Ketika politik diposisikan sebagai pelayanan 

publik, maka fokusnya bergeser pada upaya memenuhi kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat. 

Dalam pemikiran Ahmad Syafii Maarif, melihat politik sebagai hasil 

dari ijtihad (upaya keras memahami agama) dalam konteks kehidupan 

bernegara. Artinya, politik harus selalu berakar pada nilai-nilai agama dan 

kemanusiaan. Tujuan utama politik, baginya adalah mewujudkan 

kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Politisi seharusnya menjadi pelayan 

rakyat yang tulus dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Politik seharusnya menjadi wadah untuk mewujudkan keadilan 

                                                      
68Ahmad Syafii Maarif, Islam & Politik: Upaya Membingkai Peradaban, h. 277.  
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sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada diskriminasi 

berdasarkan agama, suku, ras, atau golongan.69 

Ahmad Syafii Maarif menyebutkan bahwa “pedang penolong” alias 

negara juga menjadi hal yang penting dalam agama. Karena jika tidak ada 

negara, maka agama dalam hal ini Islam tidak akan diterima dalam ruang 

lingkup sosial. Hal ini juga menjadi salah satu alasan dia untuk menolak 

konsep addin wa ad-daulah dikarenakan konsep tersebut akan menyebabkan 

ketidaksesuaian pola pikir. Din (agama) mempunyai sifat yang immutable 

(tetap), sedangkan daulah (negara) mempunyai sifat yang mutable (tidak 

tetap) yang bisa saja mengalami perubahan sesuai waktu dan ruang yang ada. 

Sedangkan konsep tersebut akan menggambarkan kesetaraan antara agama 

dan negara.70 

Ahmad Syafii Maarif menyebutkan bahwa korelasi yang terjalin antara 

agama dan politik merupakan suatu bentuk ijtihad yang berasal dari al-

Qur’an dan Hadits. Politik adalah tindakan ibadah dengan tidak mempunyai 

perbedaan nilai dengan ibadah lainnya. Politik dalam ruang lingkup Islam 

tidak hanya membahas mengenai kekuasaan, namun juga memikirkan cara 

untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dia menyebutkan bahwa ajaran 

Islam mempunyai wawasan moralitas yang menjadi indikator iman pada 

konteks sejarah.71 

Pandangan Ahmad Syafii Maarif tentang pola hubungan antara politik 

                                                      
69Ahmad Syafii Maarif, Islam & Politik: Upaya Membingkai Peradaban, h. 278.  
70Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik di Indonesia, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kali 

jaga Press, 1988), h. 195. 
71Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik di Indonesia, h. 197. 
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dan agama secara garis besar bukan sekedar pola hubungan dikotomi yang 

saling meniadakan. Pola hubungan Islam dan politik adalah di mana Islam 

bukan semata-mata sebagai ritual peribadatan hamba kepada tuhannya saja, 

tetapi lebih dari itu Islam menyangkut hal-hal tentang bagaimana kaidah-

kaidah, batas-batas dalam muamalah dan bersosial dalam masyarakat. 

Sejalan dengan pemikiran tersebut maka Ahmad Syafii Maarif menginginkan 

agar aturan-aturan dan patokan-patokan tersebut dapat terjaga dan 

direalisasikan maka harus ada negara atau kekuasaan politik yang 

melindunginya. 72 

Ahmad Syafii Maarif dengan cermat memahami antara al-Qur’an dan 

karier Muhammad saw., selama kerasulannya mengatakan bahwa wawasan 

kekuasaan dalam Islam harus disinari oleh wawasan moral sebagai salah satu 

indikator iman dalam konteks dan realitas sosial.73 Realitas sejarah telah 

menunjukkan kepada kita bagaimana Islam dalam berbagai periode dan di 

berbagai negara sering kali mengkhianati cita-cita politik Islam itu sendiri, 

hanya karena alasan yang dicari-cari, tetapi cita-cita politik Islam tersebut 

tidak akan lenyap dari pemikiran para pemikir-pemikir Muslim. Ahmad Syafii 

Maarif mengajarkan bahwa politik adalah sebuah panggilan mulia untuk 

melayani masyarakat. Seorang politisi yang baik adalah mereka yang mampu 

mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan 

bermartabat. 

Sudut pandang yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam 

                                                      
72Ahmad Syafii Maarif, Islam & Politik: Upaya Membingkai Peradaban, h. 279. 
73Ahmad Syafii Maarif, Islam & Politik: Upaya Membingkai Peradaban, h. 279. 
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memahami korelasi antara Islam dan politik, yaitu ayat al-Qur’an dan Hadist. 

Hal ini dikarenakan cukup banyak ayat al-Qur’an yang membahas mengenai 

hukum dan aturan dalam ruang lingkup masyarakat, seperti QS Al-an’am:162 

“Katakanlah : sesungguhnya Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah 

untuk Allah, Tuhan semesta alam”. Menurut Ahmad Syafii Maarif, pada ayat 

tersebut dijelaskan bahwa Salat di masjid, kegiatan berniaga di pasar, atau 

bahkan jabatan seseorang tidak menjadi hal yang tergolong dikotonomis di 

antara ibadah dan pekerjaan. Salat di Masjid adalah termasuk kegiatan 

beribadah, sedangkan pidato politik adalah pekerjaan yang terpisah dari 

wawasan moral. Namun beliau tidak sependapat dengan hal tersebut, karena 

dia beranggapan bahwa keduanya tergolong dalam dimensi ibadah.74 

Lebih lanjut Ahmad Syafii Maarif memberikan argumentasi tentang 

politik yang termaktub di al-Qur’an pada (Q.S. Adz-zariyyat:56) “Dan aku 

tidaklah menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk agar mereka 

mengabdi kepadaku”. Pada ayat tersebut tersirat bahwa diciptakannya jin 

dan manusia adalah dalam rangka ibadah. Oleh karenanya, mesin kekuasaan 

daripada institusi politik, yakni negara harus dapat menjadi sebuah 

instrumen yang baik agar layak dijadikan sebagai kiprah dalam beribadah.  

Kedua,  gerakan sosio moral Islam yang membutuhkan  kekuasaan politik di 

dalamnya guna menyuarakan pesan-pesan yang ingin disampaikan.75 Doktrin 

tentang perintah terhadap yang baik (amr bi al-makruf) dan pencegahan 

                                                      
74Ahmad Asroni, “Pemikiran Ahmad Syafi’i Ma’arif Tentang Negara dan Syari’at Islam 

di Indonesia”, dalam Jurnal Millah, Vol.X, No.2, (2011), h.13.  
75 Ahmad Syafii Maarif, Islam & Politik: Upaya Membingkai Peradaban, h. 275. 
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terhadap yang buruk (nahy’an al-munkar) adalah asas dari adanya 

kekuasaan, dengan tujuan untuk memberikan penegakan terhadap moral. 

Sedangkan perilaku politik hanya berupaya untuk melegalkan status quo 

kekuasaan yang dikorupsi, yang menyebabkan berbagai tindakan amoral jika 

dilihat dari sudut pandang Islam. Secara sederhana, Islam yang menjadi 

pergerakan dalam memperbaharui moral dan masyarakat menjadi pribadi 

yang sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus menjadi inheren atas ajaran Nabi 

Muhammad SAW.76  

Kelompok Islam radikal memiliki keinginan dalam melakukan 

penerapan Syari’at dan merubah situasi menjadi radikal. Masalah-masalah 

mendasar dalam satu bangsa tidak akan terpecahkan oleh formulasi syariat. 

Islam harus dapat menjadi inspirasi yang mewarnai kehidupan dalam 

berwarga negara serta tidak dapat dijadikan sebagai sebuah ideologi formal. 

Apabila Islam dijadikan sebagai sebuah ideologi yang bersifat formal, maka 

berpotensi besar dalam melahirkan kecemburuan sosial. Hal tersebut 

disebabkan oleh karena orang-orang Non-Muslim akan menganggap bahwa 

telah terjadi sebuah diskriminasi dalam ruang lingkup bermasyarakat.77 

Dia juga dengan tegas menolak segala hal yang berkaitan dengan 

formalisasi syariat. Secara sederhana, pemikir Islam yang mengusung konsep 

tersebut mengagungkan negara sebagaimana menganggungkan agama. 

Lantas, apa bedanya dengan teori Hegel yang menganggap bahwa negara 

                                                      
76 Ahmad Syafii Maarif, Islam & Politik: Upaya Membingkai Peradaban, h. 276. 
77Ahmad Fahrozi, Pemikiran Politik Menurut Prof. Dr. H. Katimin, M.AG, (Medan: 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, 2020), h. 60.  
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adalah makhluk penaka Tuhan  (a God like creature) ?.78 Oleh karenanya, 

mesin kekuasaan daripada institusi politik yang tidak lain adalah negara, 

harus mampu untuk menjadi sebuah instrumen yang baik sebagai bentuk 

kristalisasi daripada ibadah. Selanjutnya gerakan sosio moral Islam 

membutuhkan kekuasaan politik guna menyuarakan pesan-pesan yang 

disampaikan oleh ajaran Islam itu sendiri. 

Dalam bukunya Islam: Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat, 

Ahmad Syafii Maarif menyebutkan bahwa Islam tidak memberikan ketentuan 

khusus mengenai bentuk pemerintahan, namun Islam hanya menekankan 

pentingnya moral-etik dalam kehidupan bernegara. Untuk mewujudkan 

segenap ajaran Islam, dibutuhkan suatu instrumen yang disebut negara. 

Negara merupakan alat yang penting guna menyokong agama. Namun 

demikian, agama (Islam) tidak harus dijadikan dasar negara. Aspirasi politik 

hendaknya bukan menjadikan Islam sebagai dasar negara dan 

memformalisasikan Syariat Islam, akan tetapi menjalankan kehidupan atas 

dasar kebersamaan dan musyawarah.79 

Ahmad Syafii Maarif mengkritik para elite yang sering membawa 

nama Islam, padahal perilakunya tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Meski 

pada dasarnya tidak keberatan dengan formalisasi Syariat Islam asal 

dilakukan secara konstitusional dan demokratis, namun Ahmad Syafii Maarif 

tetap mengkritik aspirasi tersebut. “Apa alasan kita untuk mengejar yang 
                                                      

78Abdul Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay, Muhammadiyah & Politik Islam 

Inklusif, h. 39-40. 
79Ahmad Syafii Maarif, Islam kekuatan doktrin dan kegamangan umat, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1997, h. 130. 
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formal, atau lebih mengutamakan bentuknya dan melalaikan isi. Yang saya 

takutkan merek begitu indah, tapi isinya kosong”.80 Suatu negara baru dapat 

dikatakan bercorak Islam ketika keadilan dan prinsip-prinsip lainnya benar-

benar terwujud dan memengaruhi seluruh kehidupan rakyat. 

Ahmad Syafii Maarif lebih menekankan pencapaian nilai-nilai 

substantif Islam seperti keadilan, persamaan, kebebasan, kesejahteraan, dan 

seterusnya daripada memformalisasikan Islam menjadi dasar negara. Dalam 

pandangannya, negara Islam adalah negara yang tunduk pada prinsip-prinsip 

universalitas Islam seperti keadilan, kesetaraan, as-syura, kesejahteraan, dan 

lain-lain meskipun tanpa label “negara Islam” yang dikenakannya. Ketika ada 

negara yang mengklaim sebagai “negara Islam”, namun tidak dapat 

melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, maka tidak dapat dianggap sebagai 

negara Islam.81 

Menurut Ahmad Syafii Maarif, usaha-usaha untuk mendirikan negara 

Islam merupakan sia-sia. Upaya menjadikan Islam sebagai dasar negara telah 

banyak dilakukan, pada akhirnya upaya tersebut kandas di tengah jalan. 

Ahmad Syafii Maarif menganggap kelompok yang sampai sekarang masih 

memperjuangkan negara Islam sebagai orang-orang yang ketinggalan zaman 

dan tidak mau belajar. Mereka tidak mau membaca literatur-literatur 

mutakhir tentang hubungan Islam dan negara. Kalaupun mau membaca, yang 

dibacanya adalah hanyalah literatur-literatur Hasan al-Banna, al-Maududi, 

Sayyid Qutb, dan lain-lain, yang merupakan para intelektual yang mendukung 

                                                      
80Ahmad Syafii Maarif, Islam kekuatan doktrin dan kegamangan umat, h. 131. 
81Ahmad Syafii Maarif, Islam kekuatan doktrin dan kegamangan umat, h. 132. 
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gagasan negara Islam.82 

Kritikan Ahmad Syafii Maarif juga disampaikan kepada kelompok 

yang gencar mempromosikan formalisasi Syariat Islam. Kebanyakan 

kelompok tersebut sejatinya tidak paham tentang hakikat Syariat Islam itu 

sendiri. Mereka memahami Syariat Islam sebatas hukum saja, padahal Syariat 

sejatinya merupakan agama itu sendiri (ad-din) yang bersifat menyeluruh. 

Esensinya adalah keadilan, bukan hukum-hukum yang bersifat spesifik. 

Apabila syariat dipahami sebagai potong tangan, maka akan memberi kesan 

bahwa Islam adalah agama yang menakutkan. Syariat Islam mesti dipahami 

sebagai nilai-nilai yang substansial (maqashid), yang isinya adalah tegaknya 

nilai-nilai fundamental Islam seperti keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, dan 

lain-lain.83 

Ahmad Syafii Maarif mengkhawatirkan ideologisasi Islam justru akan 

membawa perpecahan di tengah masyarakat. Perpecahan tersebut tidak 

hanya akan melibatkan antara kelompok muslim dan nonmuslim saja, akan 

tetapi juga perpecahan antarsesama umat Islam. Formalisasi Syariat Islam 

hanya akan memunculkan ketakutan terhadap muslim abangan. “Saya yakin, 

akan banyak orang Islam marginal, atau kelompok masyarakat yang selama 

ini masuk dalam kelompok Islam pinggiran, yang justru akan lari dari Islam. 

Bukankah hal ini justru akan merugikan upaya dakwah Islam itu sendiri?”.84 

Menurut pandangannya, agama (Islam) cukup ditempatkan sebagai 

                                                      
82Ahmad Syafii Maarif, Islam & Politik: Upaya Membingkai Peradaban, h. 277. 
83Ahmad Syafii Maarif, Islam & Politik: Upaya Membingkai Peradaban, h. 278. 
84Ahmad Syafii Maarif, Islam kekuatan doktrin dan kegamangan umat, h. 133.  
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landasan etik dan spirit bernegara. Dalam konteks keindonesiaan, Ahmad 

Syafii Maarif meyakini bahwa Pancasila merupakan dasar yang tepat bagi 

Indonesia. Dari paparan di atas, bahwa pandangan Ahmad Syafii Maarif tidak 

mempersalahkan formalisasi Syariat Islam asal dilakukan secara 

konstitusional dan demokratis. Namun demikian, beliau tetap mengkritik 

kelompok yang menginginkan negara Islam dan formalisasi syariat Islam di 

Indonesia.85 

Bagi peneliti, wacana tersebut hanya akan membawa kemudharatan. 

Kalangan yang menghendaki formalisasi Syariat Islam lebih menekankan 

bentuk daripada substansi Syariat itu sendiri. Padahal perwujudan nilai-nilai 

substansial Islam seperti keadilan, persamaan, kesejahteraan, dan lain-lain 

jauh lebih penting daripada mengejar formalisasi. Islam harus diletakkan 

sebagai moralitas dalam beragama. Dengan berlandas pada prinsip-prinsip 

moral inilah, maka prinsip-prinsip Islam yang lain dapat ditegakkan dengan 

kokoh. 

 

C. Kritik Ahmad Syafii Maarif terhadap Politik Identitas Agama 

Tantangan-tantangan yang dihadapi umat beragama akhir-akhir ini 

semakin kompleks. Tidak sedikit kemudian berubah menjadi ancaman, sebut 

saja misalnya radikalisme agama. Kasus ini menuntut agama untuk berdiri di 

garda terdepan dan menawarkan jalan penyelesaiannya. Bagi Ahmad Syafii 

Maarif, inilah materi ujian yang sesungguhnya dan harus dihadapi oleh 

                                                      
85Ahmad Syafii Maarif, Islam & Politik: Upaya Membingkai Peradaban, h. 279.  
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agama. Sebab itulah, agama harus diletakkan dalam konteks yang fungsional 

agar berbagai tantangan yang mengancam eksistensi kemanusiaan itu dapat 

diatasi.86 

Menurutnya, peran dan fungsi agama itu akan terlihat apakah ia hanya 

sebatas lembaga yang mengurus persoalan hubungan manusia dengan Tuhan 

atau sekaligus lembaga yang sanggup memberikan jalan keluar atas berbagai 

persoalan manusia. Dia meniscayakan peran riil agama daripada hanya 

sekadar sekumpulan janji-janji keselamatan yang selalu dipromosikannya. 

Oleh karena itu dia menegaskan bahwa agama tidak boleh menyerah 

terhadap berbagai persoalan duniawi itu. 87 

Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tersebut mengisyaratkan bahwa 

agama adalah sesuatu yang melekat dengan kehidupan manusia. Agama 

merupakan sumber berbagai perubahan sosial. Gagasan Ahmad Syafii Maarif 

tersebut berbanding lurus dengan pemikiran para peletak dasar ilmu sosial 

seperti Max Weber (1864-1920),88 Erich Fromm (1900-1980),89 dan Peter L 

Berger.90 Para tokoh itu menyatakan bahwa agama merupakan aspek yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan mereka, agama 

memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi kehidupan manusia baik 

positif ataupun negatif. Jika dicermati antara pemikiran Ahmad Syafii Maarif 

                                                      
86Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan Pemikiran Sang Guru 

Bangsa, h. 103. 
87Ahmad Syafii Maarif, Mencari Autentisitas dalam Dinamika Zaman, h. 8. 
88Lihat Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (Mineola N.Y.: 

Dover Publications, Inc., 2003), h. 35-46. 
89Lihat Erich Fromm, Psychoanalysis and Religion (New Haven & London: Yale 

University Press, 1977). 
90Peter L. Berger, The Secularization of the World: Resurgent Religions and World 

Politics (Washington: Public Policy Center, 2009), h. 1-18. 
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dan para ahli ilmu sosial itu saling mendukung dan menguatkan. 

Ahmad Syafii Maarif secara tegas mengkritik penggunaan agama 

sebagai alat untuk meraih kekuasaan politik dan membenturkan kelompok 

satu dengan yang lain. Berikut adalah inti-inti kritiknya terhadap politik 

identitas agama: 

1. Penyalahgunaan Agama  

Ahmad Syafii Maarif melihat bahwa politik identitas agama seringkali 

menyalahgunakan agama untuk kepentingan politik sesaat. Politisasi agama 

dalam politik sering kali menyimpang dari ajaran agama yang sebenarnya. 

Agama dijadikan alat untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak 

sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kekerasan, diskriminasi, dan 

intoleransi. Dia mengingatkan bahwa agama, khususnya Islam, sering 

digunakan untuk mendasari berbagai perilaku yang sebenarnya 

bertentangan dengan nilai-nilai yang dikandungnya.91 

Ahmad Syafii Maarif menegaskan bahwa umat beragama kerap 

menampilkan sisi formal sebuah agama namun berbagai aktivitasnya kering 

dari sentuhan nilai-nilai luhur itu. Agama dalam konteks ini menurutnya 

telah digunakan untuk meraih motif-motif yang bernuansa sektarian. Dalam 

bahasa yang sedikit keras, dia menjelaskan bahwa Tuhan telah “dibajak” 

demi kepentingan yang bernilai rendah. Dalam konteks tersebut, para 

penganut agama seperti ini sebenarnya mengalami split personality (pribadi 

                                                      
91Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, 

(Jakarta: Democracy Project. 2012), h. 10. 
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yang terpecah).92 Agama yang sejatinya dapat berfungsi secara baik diseret 

menjadi sebuah kendaraan yang sarat dengan berbagai hasrat dan 

kepentingan. Jika itu yang terjadi maka akan lahir sebuah “dunia baru”. 

Ahmad Syafii Maarif menyebutnya dengan dunia tuna moral. Menurutnya, di 

dunia tersebut yang menjadi kebenaran adalah kekuatan.93 

Dalam pandangan Ahmad Syafii Maarif, keadaan tersebut menggeser 

peran agama yang semula diturunkan Tuhan untuk membimbing manusia ke 

jalan yang benar menjadi sejenis alat untuk mendasari berbagai tindakan 

amoral.94 Di sinilah Fazlur Rahman, seperti dikutip oleh Ahmad Syafii Maarif, 

menulis kritiknya, “We live in a different kind of Islam, not in Qur’anic Islam / 

Kita hidup dalam sebuah Islam yang lain, bukan Islam Qur’ani itu sendiri”.95 

Bagi Ahmad Syafii Maarif, disfungsi atau penyalahgunaan fungsi agama inilah 

yang seyogianya diperhatikan oleh segenap penganutnya. Dia berkeinginan 

agar mereka mampu mengembalikan fungsi agama itu dengan cara 

melakukan, meminjam istilah Kuntowijoyo, yaitu objektifikasi.96 Dimana 

Agama bukan sekadar sebuah identitas, melainkan nilai-nilai penting yang 

dapat memberikan perubahan positif. 

Ajaran agama seringkali diinterpretasikan secara selektif untuk 

mendukung kepentingan politik tertentu. Ayat-ayat atau hadis-hadis yang 

sesuai dengan tujuan politik tersebut diutamakan, sementara yang tidak 
                                                      

92Ahmad Syafii Maarif, Menggugah Nurani Bangsa, h. 77.   
93Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: 

Sebuah Refleksi Sejarah, h. 290. 
94Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai…, h. 302. 
95Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai…, h. 285. 
96Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 2008), h. 

280. 
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sesuai diabaikan atau bahkan dipelintir. Kelompok atau individu yang 

berbeda pandangan politik dilabeli sebagai "non-muslim", "kafir", atau 

sebutan negatif lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan diri dari 

kelompok tersebut dan membenarkan tindakan diskriminasi.97 

Peneliti melihat bahwa ajaran-ajaran agama yang menekankan aspek 

kekerasan atau jihad seringkali disalahgunakan untuk membenarkan 

tindakan terorisme atau kekerasan lainnya. Agama digunakan sebagai alat 

untuk membangun identitas kelompok yang eksklusif. Kelompok-kelompok 

ini kemudian merasa memiliki hak istimewa dan berhak mendominasi 

kelompok lain. Pada situasi lainya penyalahgunaan agama juga dapat memicu 

perpecahan di dalam masyarakat, terutama di antara kelompok-kelompok 

agama yang berbeda.  

Penyalahgunaan agama juga dapat mendorong munculnya gerakan-

gerakan radikal yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Sehingga memunculkan tindakan diskriminasi dan kekerasan yang 

didasarkan pada agama merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 

Dengan demikian, penyalahgunaan agama dapat melemahkan semangat 

moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama. Dalam konteks 

Indonesia, dapat dilihat bahwa dengan keberagaman agama dan budaya yang 

tinggi, penyalahgunaan agama dalam politik identitas merupakan ancaman 

serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, upaya untuk 

mencegah dan menanggulangi masalah ini harus dilakukan secara terus-

                                                      
97Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 40. 
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menerus dan melibatkan seluruh komponen bangsa. 

2. Pembelahan Umat 

Politik identitas agama berpotensi memecah belah umat beragama, 

menciptakan perpecahan dan konflik horizontal. Padahal, agama seharusnya 

menjadi pemersatu, bukan pemisah. Pembelahan umat akibat dari politik 

identitas adalah fenomena di mana perbedaan identitas seperti agama, suku, 

ras, atau golongan digunakan untuk memicu perpecahan di antara kelompok-

kelompok masyarakat. Dalam konteks politik, identitas-identitas ini 

seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan 

politik, baik itu suara dalam pemilihan maupun pengaruh dalam kebijakan 

publik.98 

Ahmad Syafii Maarif merupakan kritikus vokal terhadap politik 

identitas agama di Indonesia. Dia mengemukakan berbagai kritik terhadap 

praktik politik yang mengeksploitasi agama untuk tujuan politik, yang 

menurutnya berpotensi memecah belah bangsa dan bertentangan dengan 

nilai-nilai Pancasila. Ahmad Syafii Maarif mencermati bahwa politisasi agama 

demi mencapai tujuan sektarian akan selalu berakhir dengan kegagalan.99 

Sebaliknya, dia juga mengkritik bahwa perubahan masyarakat dengan 

meninggalkan agama memiliki masa depan yang identik. Dia menyebut kedua 

kutub itu dengan ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Baik ekstrem kanan 

maupun ekstrem kiri sama-sama memiliki peluang kegagalan yang besar. Dia 

mencontohkan gerakan DI-TII dan PKI yang pernah terjadi di Indonesia, 

                                                      
98Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 43. 
99Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai…, h. 302. 
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keduanya tidak berumur panjang. Ahmad Syafii Maarif melihat peristiwa itu 

sebagai awal pemanfaatan isu-isu agama guna mendapatkan otoritas politik. 

Ongkos sosial yang dikeluarkan sangat besar. Meskipun semuanya dilakukan 

atas nama “iman”.100 Bagi Ahmad Syafii Maarif, cara beragama yang benar 

harus terlihat secara konkret dalam perilaku penganutnya yang jujur, ikhlas 

dan lapang dada.101 

Mengapa politik identitas bisa memicu pembelahan di antara umat? 

Menurut Ahmad Syafii Maarif, identitas kelompok seringkali menjadi alat 

yang ampuh untuk memobilisasi massa. Dengan menguatkan perasaan 

"kami" dan "mereka", politik identitas dapat menciptakan solidaritas yang 

kuat di antara anggota kelompok dan sekaligus menumbuhkan permusuhan 

terhadap kelompok lain.  Selain itu, Politik identitas seringkali memainkan 

isu-isu ancaman terhadap identitas kelompok. Misalnya, isu agama seringkali 

dikaitkan dengan ancaman terhadap nilai-nilai keagamaan atau keberadaan 

kelompok tertentu. Hal ini dapat memicu rasa takut dan ketidakpercayaan, 

serta mendorong kelompok untuk bersatu melawan ancaman yang 

dirasakan.102 

Politik identitas juga seringkali digunakan untuk memperjuangkan 

kepentingan kelompok tertentu. Dengan mengklaim bahwa kepentingan 

kelompoknya terancam, politikus dapat menarik dukungan dari kelompok 

tersebut. Hal demikian cenderung memperkuat polarisasi dalam masyarakat. 

                                                      
100Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai…, h. 302. 
101Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai…, h. 312. 
102Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 44.  
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Garis pembatas antara kelompok-kelompok menjadi semakin jelas, dan 

perbedaan-perbedaan kecil dibesar-besarkan. Sehingga dampak negatif yang 

ditimbulkan, terjadinya pembelahan umat yang dapat merusak kerukunan 

sosial dan toleransi antar kelompok. Dalam kasus yang ekstrem misalnya, 

politik identitas dapat memicu kekerasan dan ekstremisme. Dengan begitu, 

politik identitas dapat melemahkan demokrasi dengan menghambat dialog 

dan konsensus. Inilah yang kemudian dapat menghambat pembangunan dan 

perkembangan bangsa. 

3. Mengancam Kebhinekaan 

Menurut Ahmad Syafii Maarif, politik identitas agama bertentangan 

dengan nilai-nilai kebhinekaan yang menjadi dasar negara Indonesia. Dengan 

menonjolkan perbedaan identitas agama, politik identitas dapat mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa. Ketika politik identitas dipolitisasi secara 

berlebihan, maka dapat memicu berbagai masalah yang mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa.103 

Akibatnya dampak dari politik identitas, dapat menimbulkan 

polarisasi yang cenderung memicu perpecahan di tengah masyarakat. 

Kelompok-kelompok yang berbeda identitas akan saling berseteru dan sulit 

untuk menemukan titik temu. Selanjutnya politik identitas kelompok 

tertentu seringkali dijadikan dasar untuk mendiskriminasi kelompok lain. 

Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan memarginalkan kelompok 

minoritas. Sehingga dalam konteks politik identitas radikalisme dapat 

                                                      
103Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 45. 
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muncul ketika kelompok-kelompok tertentu merasa terancam identitasnya 

dan kemudian melakukan tindakan-tindakan ekstrem untuk 

mempertahankan identitas tersebut.104 

Ketika politik identitas ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat 

memicu konflik horizontal antar kelompok masyarakat. Konflik ini dapat 

berupa kekerasan fisik maupun non-fisik. Sehingga politik identitas yang 

berlebihan dapat melemahkan demokrasi. Keputusan-keputusan politik 

cenderung didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu, bukan pada 

kepentingan bersama. 

Mengapa politik identitas berbahaya bagi kebhinekaan, karena 

menurut Ahmad Syafii Maarif Indonesia adalah negara yang sangat beragam. 

Dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai agama, Indonesia adalah 

negara yang kaya akan keberagaman. Politik identitas dapat merusak 

harmoni dan persatuan yang telah dibangun selama berabad-abad. Pancasila 

yang mengajarkan kita untuk hidup rukun dan saling menghormati antar 

sesame, itu dirusak oleh para kelompok politisi yang mempolitisasi 

identitasnya yang mana ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka 

Ancaman bagi Pembangunan, adalah terjadinya konflik yang dipicu oleh 

politik identitas dan dapat menghambat pembangunan bangsa.105 

4. Mengancam Pluralisme Agama 

Pluralisme agama adalah suatu kondisi di mana berbagai agama dapat 

hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Politik identitas 

                                                      
104Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 46. 
105Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 47.  
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justru menghancurkan fondasi pluralisme agama. Politik identitas agama 

cenderung menguatkan sikap radikalisme dan intoleransi, yang bertentangan 

dengan semangat moderasi beragama yang diajarkan oleh Islam. 

Ahmad Syafii Maarif berpandangan, bahwa pluralisme agama akan 

terancam akibat politik identitas agama. Dimana politik identitas cenderung 

menolak perbedaan dan keberagaman, padahal pluralisme agama justru 

merayakan perbedaan. Menurutnya politik identitas menciptakan kelompok-

kelompok eksklusif yang hanya mengakui anggota kelompoknya sendiri, 

sehingga sulit membangun dialog antaragama. Hal ini menurutnya, dapat 

mempersulit kerjasama antar kelompok agama dalam mengatasi masalah-

masalah bersama.106 

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman yang tinggi, seringkali 

menjadi sorotan dalam konteks politik identitas. Beragam contoh dapat 

dilihat seperti, peristiwa kerusuhan antar kelompok agama yang seringkali 

dipicu oleh isu-isu sensitif seperti simbol agama, tempat ibadah, atau isu 

SARA lainnya. Kemudian diskriminasi terhadap minoritas agama, kelompok 

agama minoritas seringkali mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek 

kehidupan, seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal. 

Selanjutnya dalam konteks pemilihan umum, para politisi seringkali 

memanfaatkan isu-isu agama untuk meraih dukungan suara, tanpa 

mempertimbangkan dampaknya terhadap kerukunan umat beragama. Hal 

tersebut dapat memunculkan kelompok-kelompok radikal yang 

                                                      
106Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 49. 
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mengatasnamakan agama dan melakukan tindakan kekerasan terhadap 

kelompok lain.107 

Ahmad Syafii Maarif mengukuhkan posisi intelektual Nurcholish 

Madjid dalam kaitannya dengan gagasan besarnya tentang Pancasila yang 

mungkin dapat diangkat menjadi Kalimatun Sawa 

(prinsip/pegangan/proposisi dasar bersama) bagi Indonesia, dulu, sekarang, 

dan di masa depan. Dengan Pancasila yang dipahami dan dilaksanakan secara 

jujur dan bertanggung jawab, semua kecenderungan politik identitas negatif-

destruktif yang dapat meruntuhkan bangunan bangsa dan negara ini pasti 

dapat dicegah.108 Pluralisme etnis, bahasa lokal, agama dan latar belakang 

sejarah, jadikan sebagai mozaik kultural yang sangat kaya, demi terciptanya 

sebuah taman sari Indonesia yang memberi keamanan dan kenyamanan bagi 

siapa saja yang menghirup udara di Nusantara ini. 

Peneliti melihat bahwa politik identitas adalah fenomena di mana 

kelompok-kelompok sosial tertentu, yang didefinisikan berdasarkan identitas 

seperti agama, suku, ras, atau gender, menjadi basis utama dalam persaingan 

politik. Ketika politik identitas mendominasi, fokus pembangunan sering kali 

bergeser dari isu-isu substansial seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan, 

menjadi isu-isu yang bersifat kultural atau primordial. Kritik Ahmad Syafii 

Maarif terhadap politik identitas agama, dia melihat maraknya politik 

identitas sebagai bentuk penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik. 

                                                      
107Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 50. 
108Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan dan Pemikiran Sang 

Guru Bangsa, h. 107. 
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Agama, yang seharusnya menjadi pedoman moral dan spiritual, justru 

dimanipulasi untuk meraih kekuasaan atau keuntungan politik. Hal ini 

menurutnya, dapat mengancam pluralisme dan persatuan bangsa Indonesia.  

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menjunjung tinggi nilai-

nilai kebinekaan, persatuan, dan toleransi. Politik identitas agama, yang 

menekankan perbedaan dan eksklusivitas, dinilai bertentangan dengan 

semangat Pancasila. Olehnya, demokrasi membutuhkan ruang publik yang 

inklusif dan bebas dari intervensi agama. Politik identitas agama, dengan 

segala bentuk politisasi dan ekslusivitasnya, justru menghambat terciptanya 

demokrasi yang sehat dan adil.109 

Ahmad Syafii Maarif berpandangan, bahwa sistem politik yang 

terlepas dari bingkai kasih sayang, keadilan, dan toleransi itu cenderung 

merusak dan menghalalkan segala cara sebab manusia dapat menjalankan 

kekuasaannya tanpa batas. Dia menegaskan bahwa tindakan amoral yang 

dapat merusak tatanan pergaulan manusia kerap terjadi pada ranah ini. 

Dengan vulgar dia menyatakan bahwa politik jarang yang bersih. “Politik itu 

kotor”, adalah suatu adagium yang kerap terdengar. Dalam penilaian Ahmad 

Syafii Maarif, adagium itu wajar saja dilontarkan oleh orang-orang yang tak 

punya acuan moral. Namun kenyataannya, adagium itu dikembangkan dan 

dipraktikkan oleh orang yang secara formal cukup agamis. Baginya, agama 

dalam hal ini dijadikan kedok untuk meraih ataupun mempertahankan 

                                                      
109https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/29/religiusitas-etik-syafii-

maarif-atasi-politik-identitas (diakses 1 Juni 2024). 

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/29/religiusitas-etik-syafii-maarif-atasi-politik-identitas
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/29/religiusitas-etik-syafii-maarif-atasi-politik-identitas
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kekuasaan.110 

Gagasan-gagasan Ahmad Syafii Maarif tentang politik identitas agama 

dan kritikannya yang berani dan konstruktif menjadi pengingat penting bagi 

masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan dan merawat nilai-nilai 

luhur Pancasila. Menurutnya, politik identitas dalam bentuk apa pun tidak 

akan membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini di masa depan, selama 

cita-cita para pendiri bangsa tentang persatuan dan integritas nasional, 

semangat sumpah pemuda yang telah melebur sentimen kesukuan, dan 

Pancasila sebagai dasar filosofi negara tidak dibiarkan tergantung di awang-

awang, tetapi dihayati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh 

tanggung jawab.111 

Modal dasar untuk pengawalan keutuhan bangsa itu sudah dimiliki, 

yaitu pengalaman sejarah berupa pergerakan nasional, PI, Sumpah Pemuda, 

Pancasila dan adanya tekat bulat untuk mempertahankan dan membela 

keutuhan bangsa dan negara ini. Dalam ranah gerakan sosial keagamaan, ada 

Muhammadiyah dan NU, dua sayap besar umat Islam, yang telah 

mengukuhkan dirinya sebagai benteng demokrasi dan pluralisme di 

Indonesia. Sekalipun sering digerogoti oleh kelakuan politisi salah tingkah 

dalam berbagai periode sejarah pasca proklamasi, Indonesia masih bertahan 

dengan segala keberuntungan dan malapetaka yang dialaminya. Tantangan 

lain yang cukup serius terhadap keutuhan bangsa datang dari berbagai 

Gerakan sempalan agama dengan politiknya identitasnya masing-masing. 

                                                      
110Ahmad Syafii Maarif, Mencari Autentisitas…, h. 53-54. 
111Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 51.  
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Mereka ini semua menurut Ahmad Syafii Maarif anti-Pancasila, anti-

demokrasi, dan anti-pluralisme.112 

Secara eksplisit, Ahmad Syafii Maarif menuding faktor politik sebagai 

penyebab utama terjadinya disfungsi agama itu.113 Peneliti berpandangan,  

sepertinya Ahmad Syafii Maarif mengalami kekecewaan yang besar terhadap 

para politisi yang sebagian menggunakan agama hanya untuk kepentingan 

sektarian. Dalam skala nasional kekecewaan Ahmad Syafii Maarif berangkat 

dari sebuah fakta bahwa politik yang menumpang agama sebagai 

kendaraannya akan berujung pada kekacauan sosial. Secara ideal, dia ingin 

agar politik digunakan untuk pengembangan agama bukan sebaliknya agama 

untuk kepentingan politik. 

Secara historis, politik identitas di negeri ini bisa bermuatan etnisitas, 

agama dan ideologi politik. Tapi yang paling perlu diwaspadai, dalam 

pandangan Ahmad Syafii Maarif adalah kelompok-kelompok radikal dan 

setengah radikal yang berbaju Islam, yang mendapat inspirasi dan pengaruh 

dari gerakan Islamis dan Salafi yang mulanya berpusat di beberapa negara 

arab. Sekalipun beragam, semua gerakan Islamis dan Salafi sama-sama 

menuntut pelaksanaan syariah Islam dalam kehidupan bernegara.114 

Peneliti melihat bahwa Ahmad Syafii Maarif  sangat mengkhawatirkan 

penggunaan identitas agama, suku, atau ras sebagai alat untuk meraih 

kekuasaan politik. Dia berpendapat bahwa politik identitas bertentangan 

                                                      
112Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 52. 
113Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan dan Pemikiran Sang 

Guru Bangsa, h. 109. 
114Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 11. 
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dengan nilai-nilai pluralisme yang menjadi dasar negara Indonesia. Selain itu, 

politik identitas dapat memicu radikalisme dan intoleransi. Ketika identitas 

kelompok diutamakan, maka perbedaan akan dianggap sebagai ancaman dan 

kelompok lain akan dianggap sebagai musuh. Sehingga politik identitas 

cenderung mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan 

bangsa secara keseluruhan. Hal ini dapat melemahkan rasa persatuan dan 

kesatuan bangsa. 

Bagi peneliti, Ahmad Syafii Maarif adalah sosok yang gigih dalam 

memperjuangkan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan moderasi beragama. 

Kritiknya terhadap politik identitas agama menjadi sumbangan yang sangat 

berharga bagi bangsa Indonesia. Pemikirannya dapat menjadi inspirasi bagi 

kita semua untuk membangun Indonesia yang lebih baik, di mana perbedaan 

menjadi kekuatan, bukan sebagai sumber konflik. 
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BAB IV 

ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN AHMAD SYAFII MAARIF TENTANG 
POLITIK IDENTITAS AGAMA 

 
 
A. Religiusitas Etik Landasan Ahmad Syafii Maarif dalam Mengatasi 

Politik Identitas Agama 
 

Politik identitas agama yang mengkhawatirkan di Indonesia, 

melahirkan gagasan pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang konsep 

"religiusitas etik" sebagai landasan utama untuk melawan politik identitas 

agama. Konsep ini menekankan pada esensi agama sebagai pembawa nilai-

nilai moral universal, seperti keadilan, kasih sayang, dan penghargaan 

terhadap sesama. Menurutnya, agama tidak boleh direduksi menjadi alat 

politik untuk memanipulasi dan memecah belah masyarakat. Agama justru 

harus menjadi panduan moral yang mendorong terciptanya tatanan sosial 

yang adil dan beradab.1  

Religiusitas etik atau etika keagamaan merupakan etika Islam yang 

berlandaskan pada kitab suci al-Qur’an, Hadits, konsep-konsep teologis, 

kategori-kategori filsafat dan juga menggunakan sufistik. Landasan-landasan 

ini dipakai dalam meramu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang 

ditinjau dari perspektif religiusitas etik. Dengan demikian, unsur utama 

pemikiran religiusitas etik yang dibidik adalah tindakan spiritual manusia.2 

 

                                                      
1https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/29/religiusitas-etik-syafii-maarif-

atasi-politik-identitas (diakses 1 Juni 2024). 
2Majid Fakhry, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Pusat Studi Islam, Etika 

Dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama Pusat Studi Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 1996), h. 63. 

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/29/religiusitas-etik-syafii-maarif-atasi-politik-identitas
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/29/religiusitas-etik-syafii-maarif-atasi-politik-identitas
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Religiusitas etik memandang bahwa moralitas tidak hanya didasarkan 

pada norma sosial, tetapi juga pada kehendak Tuhan dan bagaimana hal itu 

terwujud dalam hubungan dengan sesama. Religiusitas etik yang mendorong 

individu untuk bertindak dengan penuh kasih sayang dan bertanggungjawab 

terhadap sesama manusia, karena mereka semua adalah ciptaan Tuhan. Di 

mana ajaran moral dalam religiusitas etik bersumber dari teks-teks suci 

agama masing-masing, seperti al-Qur’an, Injil, dan kitab suci lainnya. 

Sehingga religiusitas etik tidak statis, tetapi terus berkembang dan 

beradaptasi dengan konteks sosial budaya yang berbeda.3 

Religiusitas etik yang melandasi pemikiran Ahmad Syafii Maarif, 

menawarkan alternatif dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. 

Dia melampaui batas ritual dan simbol keagamaan, menekankan nilai-nilai 

etika dan moral yang terkandung dalam agama. Religiusitas etik berpegang 

pada beberapa prinsip fundamental, di mana mengakui bahwa nilai-nilai 

etika dan moralitas tertentu bersifat universal dan tidak terikat oleh agama 

tertentu. Kemudian mendorong individu untuk berintegritas dan konsisten 

dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika.4 

Religiusitas etik mendorong individu untuk memahami agama dengan 

komprehensif, mempelajari esensi ajaran agama dengan menyeluruh, bukan 

hanya teks-teks tertentu yang rentan diinterpretasikan secara sempit. Selain 

itu, menghormati perbedaan menjadi faktor pendorong untuk menyadari dan 

                                                      
3Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan Pemikiran Sang Guru 

Bangsa, (Yogyakarta: BILDUNG, 2019), h. 104.  
4Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan Pemikiran Sang Guru 

Bangsa, h. 109. 
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menghargai keragaman agama dan keyakinan sebagai kekayaan bangsa. 

Sehingga dapat membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif antar 

kelompok agama untuk meredakan ketegangan dan membangun persatuan, 

dengan menolak eksploitasi agama untuk kepentingan politik yang memecah 

belah bangsa.5 

Religiusitas etik yang menjadi landasan utama pemikiran politik 

Ahmad Syafii Maarif. Hal ini terlihat bagaimana dia menginginkan politik 

harus dijalankan dengan bermoral, menjunjung tinggi nilai-nilai moral 

seperti keadilan, kejujuran, dan musyawarah. Politik bukan semata-mata 

tentang perebutan kekuasaan, tetapi tentang mewujudkan kebaikan dan 

kemaslahatan bersama. Kemudian agama harus menjadi pedoman untuk 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Politik harus 

memperjuangkan hak dan keadilan bagi semua manusia, tanpa diskriminasi 

berdasarkan agama, suku, ras, atau golongan.6 

Ahmad Syafii Maarif dalam gagasannya tentang religiusitas etik, 

menginginkan keseimbangan antara agama dan negara. Dia menentang 

penyatuan agama dan negara. Menurutnya, agama dan negara memiliki 

peran dan fungsinya masing-masing. Negara harus menjamin kebebasan 

beragama dan melindungi hak-hak pemeluk agama lain. Sehingga agama 

memiliki peran penting dalam membangun masyarakat madani yang adil, 

                                                      
5Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan Pemikiran Sang Guru 

Bangsa, h. 129. 
6Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan Pemikiran Sang Guru 

Bangsa, h. 105.  
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demokratis, dan toleran.7 Nilai-nilai agama dapat menjadi panduan moral dan 

spiritual bagi masyarakat dalam berpolitik dan membangun kehidupan 

bersama. 

Konsep religiusitas etik yang digagas oleh Ahmad Syafii Maarif 

menawarkan solusi komprehensif yang menggabungkan autentisitas 

beragama, doktrin Rahmatan Lil ‘Alamin, dan prinsip adil, toleran, serta 

egaliter: 

1. Autentisitas dalam Beragama 

Ahmad Syafii Maarif berpandangan bahwa pentingnya autentisitas 

beragama sebagai bentuk ketulusan seseorang dalam menjalankan 

agamanya. Beragama secara ikhlas dan tulus itu sebagai benteng yang akan 

melindungi pemeluk agama tersebut dari berbagai persoalan yang 

memanfaatkan isu-isu agama demi kepentingan destruktif. Baginya, 

substansi dalam beragama adalah adanya perasaan yang tulus itu. Di luar itu, 

agama tidak lebih dari sebuah pertunjukan seremonial yang serba simbolik 

dan kering. Di dalam ketulusan itu terkandung kemurnian, kejujuran dan 

kebersihan. Beragama dengan benar dalam pandangannya pasti akan 

memedomani pokok-pokok ajaran tersebut.8 

Ahmad Syafii Maarif memaparkan bahwa ketulusan berasal dari kata 

tulus, yang berarti kejujuran, kebersihan dan keikhlasan. Kata ini biasa juga 

digandengkan dengan tulus ikhlas, yang berarti suci hati dan jujur. Dia 

                                                      
7Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, 

(Jakarta: Democracy Project. 2012), h. 20. 
8Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, (Bandung: Mizan, 2009), h. 272. 
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menegaskan bahwa para Nabi dan Rasul juga diutus Tuhan dalam bingkai 

ketulusan itu. Orang yang tulus akan terhindar dari penyakit busuk hati, 

berpura-pura dan segala penyakit yang dapat merobohkan fitrah manusia.9 

Sementara kata lain yang terkait dengan ketulusan adalah Honesty (merujuk 

pada sifat seseorang yang selalu berkata benar dan tidak berbohong) dan 

truthfulness (lebih menekankan pada tindakan mengatakan kebenaran 

daripada sifat umum seseorang).10 

Bagi Ahmad Syafii Maarif, orang yang menjalankan agamanya secara 

semu sebagai ekspresi dari lower religion dapat dikategorikan dengan si bijak 

yang curang. Itulah si bijak yang menggunakan isu-isu agama untuk meraih 

kepentingan tersembunyi (vested interest) di dalam dirinya. Si bijak yang 

curang adalah penganut agama yang memperdagangkan agamanya atas 

nama Tuhan.11 Tentu saja menurut Ahmad Syafii Maarif, dia telah 

mengingkari makna ketulusan beragama itu sendiri. Sosok-sosok inilah yang 

disebutnya dengan para pemain api agama. Dalam konteks ini, agama bukan 

merupakan kebutuhan perenial, melainkan komoditas politik yang statusnya 

sama dengan material dunia yang lain.12 

Ahmad Syafii Maarif berpandangan bahwa penyebab utama terjadinya 

disfungsi agama itu adalah faktor politik.13 Kekecewaannya terhadap para 

                                                      
9Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 272. 
10Ahmad Syafii Maarif, Mencari Autentisitas dalam Kegalauan, (Jakarta: PSAP, 2004), 

h. 8. 
11Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 277. 
12Ahmad Syafii Maarif, Mencari Autentisitas dalam Kegalauan, h. 10.  
13Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan Pemikiran Sang Guru 
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politisi yang sebagian menggunakan agama hanya untuk kepentingan 

sektarian. Fakta bahwa politik yang menumpang agama sebagai 

kendaraannya akan berujung pada kekacauan sosial. Secara ideal, dia ingin 

agar politik digunakan untuk pengembangan agama bukan sebaliknya agama 

untuk kepentingan politik. Sistem politik yang terlepas dari bingkai ketulusan 

itu cenderung merusak dan menghalalkan segala cara sebab manusia dapat 

menjalankan kekuasaannya tanpa batas. Dia menegaskan bahwa tindakan 

amoral yang dapat merusak tatanan pergaulan manusia kerap terjadi pada 

ranah ini. Dengan vulgar dia menyatakan bahwa politik jarang yang bersih.14 

Jika dicermati, kekecewaan Ahmad Syafii Maarif itu selain berangkat 

dari kenyataan yang mengitarinya juga dibentuk oleh perjalanan sejarah 

umat Islam pada masa lalu. Dia sering menyebutkan bahwa terjadinya al-

fitnah al-kubra (bencana besar) di kalangan umat Islam adalah di antara 

bukti tentang praktik politik yang lepas dari kendali moral agama dan politik 

sering memorak-porandakan rumah keimanan itu. Menurutnya, dalam 

konteks ini etika al-Qur’an telah terkubur untuk kemudian digantikan oleh 

etika kepentingan politik sesaat. Dia mengistilahkan al-fitnah al-kubra 

dengan “sengat berbisa” yang secara tidak sadar terus dikobarkan sampai 

kini.15 Pada tataran inilah Ahmad Syafii Maarif menilai bahwa agama yang 

sejatinya sebagai Way of Life (jalan hidup) dan kohesi sosial.16 

                                                                                                                                                 
Bangsa, h. 109. 

14Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan Pemikiran Sang Guru 
Bangsa, h. 109-110. 

15Ahmad Syafii Maarif, Mencari Autentisitas dalam Kegalauan, h. 53-54.  
16Ahmad Syafii Maarif, Mencari Autentisitas dalam Kegalauan, h. 54. 
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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa agama merupakan 

episentrum bagi lahirnya nilai-nilai kebajikan. Inilah yang menjadi aksentuasi 

gagasan Ahmad Syafii Maarif tentang autentisitas dalam beragama. Baginya, 

ajaran agama harus menekankan cinta dan kasih-sayang, kesejukan dan 

keramahan. Selain itu, Ahmad Syafii Maarif juga menginginkan agama yang 

mengajarkan nilai-nilai luhur, menghargai dan menyenangkan sesama di 

tengah kehidupan bersama yang plural.17 Dalam istilah M. Amin Abdullah, 

Syafii Maarif mencoba melekatkan nilai-nilai sakral agama dengan realitas 

kultural.18 

Ahmad Syafii Maarif menekankan pentingnya autentisitas beragama, 

sehingga dapat digambarkan bahwa dengan memahami dan mengamalkan 

agama secara murni dan kontekstual, menekankan pentingnya kejujuran dan 

ketulusan dalam beragama.19 Ini berarti menjauhkan diri dari interpretasi 

agama yang sempit dan tekstual, serta berfokus pada esensi ajaran agama 

dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya terpaku 

pada simbol dan ritual. Dan praktik agama yang autentik akan 

menumbuhkan akhlak mulia dan toleransi, sehingga meminimalisir potensi 

perpecahan atas dasar politik identitas agama dan menjunjung tinggi 

kemanusiaan dan keadilan. 

                                                      
17Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan Pemikiran Sang Guru 

Bangsa, h. 117.  
18M. Amin Abdullah, Filsafat dan Teologi: Hak Asasi Manusia Tantangan Bagi 

Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 59.   
19Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan Pemikiran Sang Guru 

Bangsa, h. 117. 
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Religiusitas etik yang melandasi pemikiran Ahmad Syafii Maarif 

dengan menawarkan autentisitas beragama, sebagai alternatif dalam 

memahami dan mengamalkan ajaran agama. Ini melampaui batas ritual dan 

simbol keagamaan, menekankan nilai-nilai etika dan moral yang terkandung 

dalam agama. Religiusitas etik berpegang pada beberapa prinsip 

fundamental, di mana mengakui bahwa nilai-nilai etika dan moralitas 

tertentu bersifat universal dan tidak terikat oleh agama tertentu. Kemudian 

mendorong individu untuk berintegritas dan konsisten dalam menjalani 

kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika dengan keikhlasan dan 

ketulusan.20 

Ahmad Syafii Maarif meniscayakan pengembangan budaya yang 

santun, dengan tidak memandang latar belakang agama, etnisitas dan 

ideologi politik, dengan syarat semua itu dilakukan dengan jujur dan tulus. 

Rasisme, di mana manusia dibelenggu dalam keterpasungan hidup dan 

tinggal dalam kamar-kamar kemanusiaan yang gelap, harus diatasi oleh 

setiap orang, terutama penganut agama. Agama yang disalahgunakan untuk 

mendukung rasisme merupakan sesuatu yang destruktif dan politis.21 

Ahmad Syafii Maarif mengkhawatirkan, ada begitu banyak kejahatan 

moral yang dilakukan, bahkan tidak jarang atas nama Tuhan. Nilai-nilai luhur 

agama diinjak dan ‘diperkosa’ dengan dipayungi oleh pembenaran teologis 

dan kutipan-kutipan sakral. Bahkan Pancasila sebagai pandangan hidup 

                                                      
20Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan Pemikiran Sang Guru 

Bangsa, h. 113. 
21Ahmad Syafii Maarif, Menggugah Nurani Bangsa, (Jakarta: MAARIF Institute, 2005), 

h. 27-28. 
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bangsa Indonesia juga mengalami nasib yang tidak lebih baik daripada 

agama. Falsafah hidup itu selalu digunakan sebagai pelindung bagi orang-

orang yang ingin menutupi syahwat kekuasaan sebagai kepentingan 

tersembunyi (vested interest).22 

Bagi Ahmad Syafii Maarif, agama bukan untuk dijadikan lembaga show 

of force (unjuk kekuatan) atau untuk mengerdilkan orang lain. Agama pada 

hakikatnya untuk dilaksanakan dalam rangka perbaikan masyarakat yang 

dapat dirasakan banyak orang. Aktivitas ini menurut Ahmad Syafii Maarif 

dapat menjadi indikator apakah seseorang beragama atau tidak, yaitu 

beragama secara autentik atau hanya sekadar iman yang hanya dibungkus 

dalam jubah kepalsuan. Agama fungsional adalah agama yang mampu 

mengintegrasikan antara kekuatan spiritual dan perbuatan baik dan mulia 

dalam rangka membangun kehidupan bersama. Dalam ungkapan lain, agama 

yang mampu mengawal arus peradaban, bukan yang terseret oleh kekuatan-

kekuatan sosial yang destruktif.23 

Pemikiran yang dikemukakan Ahmad Syafii Maarif di atas, terdapat 

dua hal penting yang perlu dicermati: Pertama, ketulusan adalah dasar bagi 

pelaksanaan agama secara baik. Jika agama tanpa hal itu, maka agama tidak 

lebih daripada sebuah bingkai namun kosong dari isi, dan mudah 

dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kedua, ia merupakan syarat mutlak 

yang harus dimiliki setiap penganut agama agar agama yang diyakininya 

bermuara pada kemaslahatan manusia. 

                                                      
22Ahmad Syafii Maarif, Menggugah Nurani Bangsa, h. 28-29. 
23Ahmad Syafii Maarif, Menggugah Nurani Bangsa, h. 29-30.  
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2. Doktrin Rahmatan li al-‘alamin 

Dalam banyak tulisan yang telah ditelusuri, kata rahmatan li 

al-‘alamin (rahmat bagi sekalian alam) menjadi salah satu pilihan yang selalu 

dipromosikan  Ahmad Syafii Maarif.24 Dia mengartikan Islam rahmatan li al-

‘alamin sebagai agama yang terbuka, ramah dan inklusif, serta mampu 

memberi solusi terhadap masalah-masalah besar bangsa dan negara bahkan 

dunia.25 Ahmad Syafii Maarif meniscayakan lahirnya Islam yang dinamis dan 

bersahabat dengan lingkungan kultur, sub-kultur, dan keragaman agama;26 

sebuah Islam yang memberikan keadilan, kenyamanan, keamanan, dan 

perlindungan kepada semua orang yang berdiam di seluruh nusantara ini 

tanpa diskriminasi, apa pun agama yang diikutinya atau tidak diikutinya.27 

Secara teologis doktrinal, dapat dipahami kehadiran Islam memberi 

penegasan, bahwa agama ini dihadirkan Tuhan untuk menjadi institusi 

penyelamat. Dalam istilah yang digunakan Ahmad Syafii Maarif, dalam 

konteks Indonesia, Islam harus menjadi “tenda kemanusiaan”. Hal ini 

memberi sebuah pesan bahwa siapa pun akan “dinaungi” oleh Islam, yang 

tidak beragama sekali pun.28 Sebagaimana Nabi yang membawanya, Islam 

merupakan medan di mana berbagai kedamaian terpancar. Dalam 

                                                      
24Ahmad Syafii Maarif, Alquran dan Realitas Umat, (Jakarta: Republika, 2010), h. 

1-4. 
25Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 15.  
26Pramono Ubaid Tanthowi, ed., Begawan Muhammadiyah: Bunga Rampai Pidato 

Pengukuhan Guru Besar Tokoh Muhammadiyah, (Jakarta: PSAP, 2005), h. 327. 
27Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 15. 
28Ahmad Syafii Maarif, Titik-titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafii 

Maarif, (Jakarta: Mizan dan MAARIF Institute For Culture And Humanity, 2009), h. 376.   
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pandangan Ahmad Syafii Maarif, berbagai tindakan yang mengarah pada 

pengrusakan nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan bertentangan secara 

diametral dengan Islam. Ajaran Islam tersebut mengandung makna bahwa 

kehadirannya memberikan rahmat kepada seluruh alam, termasuk di 

dalamnya lingkungan hidup, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh umat 

manusia tanpa membedakan agama, golongan, etnis, dan peradaban.29 

Dengan demikian, Islam sebagai rahmat bagi alam semesta menurut 

Ahmad Syafii Maarif mengandung empat kualifikasi: Pertama, habl min Allah 

(relasi antara manusia dengan Tuhan). Kedua, habl min al-nas (relasi dengan 

sesama manusia). Ketiga, habl min al-‘alam (relasi dengan alam semesta), 

termasuk di dalamnya lingkungan. Keempat, starting point (titik mulai) bagi 

terlaksananya Islam itu adalah Indonesia. Poin penting yang dapat 

digarisbawahi adalah bahwa Ahmad Syafii Maarif memberikan aksentuasi 

yang begitu besar terhadap persoalan humanitas.30  

Hal ini dapat dipahami, aksentuasi itu sekaligus memberikan kritik 

terhadap umat Islam khususnya yang menggunakan simbol-simbol agama 

untuk menyucikan Tuhan, namun sebenarnya mencederai nilai-nilai 

kemanusiaan.31 Teror bom atas nama Islam dan jihad, meraih kekuasaan 

politik dengan menggunakan legitimasi agama adalah contoh-contoh konkret 

                                                      
29Ahmad Syafii Maarif, Titik-titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafii 

Maarif, h. 376. 
30Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 34.  
31Moeslim Abdurrahman, Islam yang Memihak, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 27. 
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akan hal itu.32 Khusus dalam ranah politik, Ahmad Syafii Maarif melihat 

bahwa Islam selalu dijadikan pembenaran terhadap perilaku yang 

menurutnya “cacat” dan tuna moral.33 

Kondisinya kemudian semakin parah karena dalil-dalil agama 

dijadikan pembenaran bagi setiap pernyataan yang muncul. Islam dijadikan 

komoditas politik kekuasaan dan duniawi sifatnya. Umat Islam tidak selalu 

jujur dalam beragama, mereka mudah saja mengatasnamakan Tuhan untuk 

tujuan politik jangka pendek yang kumuh.34 Inilah kelemahan mendasar umat 

Islam pada saat ini, mereka belum mampu menyuguhkan sebuah sistem 

kehidupan yang lebih baik sebagai perwujudan dari konsep rahmatan li al-

‘alamin.35 

Ahmad Syafii Maarif kembali menyatakan bahwa politik telah 

mencabik-cabik hubungan harmonis antar manusia yang telah diikat oleh 

keimanan yang sama itu. Persoalan politik ini sebagaimana dapat dicermati 

telah menyita perhatiannya. Kekecewaannya terbilang cukup besar, 

mengingat karena di wilayah inilah umat menjadi terkotak-kotak. Oleh sebab 

itu, dalam pandangannya, umat Islam yang datang kemudian harus 

mendasari pencermatannya dengan kearifan. Dia menyarankan agar umat 

Islam duduk bersama sekaligus menggalang kekuatan untuk meruntuhkan 

                                                      
32Ahmad Syafii Maarif, Mencari Autentisitas dalam Kegalauan, h. 9. 
33Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 27.  
34Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 27. 
35Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 304. 



 
 
 
 
 

147  

 

apa yang dia sebut dengan “berhala politik”. Dia juga menegaskan bahwa 

berbagai “jubah” politik mesti ditinggalkan ketika mendekati al-Qur’an.36  

Dengan cara itu, kesimpulan yang didapatkan dari penggalian nilai-

nilai al-Qur’an akan bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi “rumah” yang 

dapat menaungi semua. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk hidup 

berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain, saling 

menghormati perbedaan dalam pilihan politik, dan bekerja sama untuk 

kebaikan. Sehingga konsep religiusitas etik dapat diterapkan dalam politik, 

dengan cara menanamkan nilai-nilai agama yang autentik kepada para 

politisi dan masyarakat luas. Kemudian mengembangkan pendidikan politik 

yang berlandaskan nilai-nilai rahmatan li al-‘alamin.  

Islam rahmatan li al-‘alamin dalam pandangan Ahmad Syafii Maarif 

bukanlah barang jadi. Misi itu harus senantiasa diperjuangkan melalui 

berbagai pemikiran maupun tindakan-tindakan konkret. Dia mengistilahkan 

bahwa doktrin itu harus senantiasa disegarkan. Ada dua argumen yang 

melandasi pemikiran Ahmad Syafii Maarif mengenai hal tersebut: Pertama, 

pemahaman dan penafsiran terhadap suatu ajaran transendental (wahyu) 

tidak pernah bernilai mutlak semutlak ajarannya itu sendiri.37 

Oleh karena itu, otoritas seseorang dalam memahami Islam akan 

senantiasa dapat ditinjau kembali untuk mendapatkan spirit yang lebih segar 

dan kontekstual. Kedua, Islam bertujuan untuk menciptakan suatu tata sosio-

                                                      
36Ahmad Syafii Maarif, Menerobos Kemelut: Refleksi Cendekiawan Muslim. (Jakarta: 

Grafindo, 2005), h. 69. 
37Ahmad Syafii Maarif, Independensi Muhammadiyah: Di Tengah Pergumulan 

Islam dan Politik, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), h. 13.  
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politik yang anggun di atas landasan etik yang kuat dalam rangka 

mengaktualisasikan prinsip rahmatan li al-‘alamin dalam konteks ruang dan 

waktu.38 Pemahaman ini dapat dimengerti bahwa Islam akan senantiasa 

menampilkan kultur yang berbeda antara satu tempat dengan lainnya. Dalam 

konteks Indonesia, tentu saja Islam (baca: secara historis) yang dikehendaki 

Ahmad Syafii Maarif sesuai dengan konteks keindonesiaan. 

3. Prinsip Adil, Egaliter, dan Toleran  

Ahmad Syafii Maarif juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, 

toleransi, dan egaliter. Baginya, agama harus menjadi pendorong terciptanya 

masyarakat yang adil dan setara, di mana semua orang dihormati dan 

dihargai hak-haknya, tanpa memandang agama, suku, atau ras. Dia 

menentang segala bentuk diskriminasi dan kekerasan atas dasar identitas, 

termasuk agama. Baginya, kesetaraan hak dan kewajiban bagi semua warga 

negara, tanpa memandang agama, suku, ras, atau golongan, merupakan kunci 

terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis.39 

Islam dengan kitab sucinya telah menetapkan rambu-rambu yang 

menjadi panduan umatnya dalam rangka membangun relasi harmonis antar 

para penganut agama.40 Rambu-rambu itu merupakan prinsip-prinsip utama 

yang berperan penting dalam penciptaan tata kehidupan masyarakat yang 

                                                      
38Ahmad Syafii Maarif, Independensi Muhammadiyah: Di Tengah Pergumulan 

Islam dan Politik, h. 13-14.  
39Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan Pemikiran Sang Guru 

Bangsa, h. 159.  
40Ahmad Syafii Maarif, Al-Qur’an, Realitas Sosial dan Limbo Sejarah: Sebuah Refleksi, 

(Bandung: Pustaka, 1985), h. 193. 
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saling pengertian, menghargai perbedaan dan hidup dalam kebersamaan.41 

Rambu-rambu itu juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama dengan 

cakupan dimensi yang amat luas, termasuk bagaimana umat Islam 

membangun relasi horizontal kepada sesama umat beragama.  

Bagi Ahmad Syafii Maarif, rambu-rambu itu merupakan salah satu 

kunci penting bagaimana agama dapat dikendalikan untuk membawa umat 

manusia dalam situasi damai, nyaman, adil dan tanpa diskriminasi.42 

Tentunya, keadaan tersebut merupakan harapan yang tetap tersimpan dalam 

batin setiap pemeluk agama. Rambu-rambu yang dimaksud Ahmad Syafii 

Maarif terdiri dari: Keadilan (al-‘adalah), egalitarianisme (al-musawah), dan 

toleransi (al-tasamuh).43 

a. Keadilan (al-‘adalah) 

Dalam pandangan Ahmad Syafii Maarif, setiap umat manusia 

rindu akan tegaknya keadilan karena hal tersebut bersifat universal 

sekaligus sebagai tuntutan abadi umat manusia. Menurutnya, 

keadilan dapat tegak di tengah sistem demokrasi yang berjalan secara 

baik dan proporsional.44 Dalam konteks Indonesia, keadilan 

merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai masyarakat. Setiap 

orang dengan tanpa melihat latar belakang kulturalnya harus 

diperlakukan sama. Hasrat untuk mewujudkan keadilan tersurat 
                                                      

41Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 
Refleksi Sejarah, h. 15. 

42Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 
Refleksi Sejarah, h. 15. 

43Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan Pemikiran Sang Guru 
Bangsa, h. 160. 

44Ahmad Syafii Maarif, Menggugah Nurani Bangsa, h. 47-48.   



 
 
 
 
 

150  

 

secara konstitusional maupun filosofis. Hal tersebut menurut Ahmad 

Syafii Maarif merupakan bukti kuat betapa keadilan merupakan 

dambaan yang tidak dapat diabaikan.45 

Al-Qur’an menekankan keharusan manusia agar menegakkan 

keadilan terhadap siapa saja, termasuk terhadap orang-orang yang 

menganut kepercayaan berbeda.46 Ahmad Syafii Maarif juga 

menekankan bahwa keadilan merupakan pilar utama bagi tegaknya 

kehidupan manusia. Kesejahteraan suatu bangsa hanya bisa terwujud 

manakala keadilan ditegakkan dan kezaliman dihapuskan. Simbol-

simbol dan identitas-identitas apa pun, termasuk identitas agama 

tidak dapat menjamin kebahagiaan suatu bangsa jika dibangun di atas 

sistem yang tiran.47 Inilah yang menjadi salah satu aksentuasi penting 

dalam pemikiran Ahmad Syafii Maarif untuk mewujudkan 

masyarakat yang penuh kedamaian. Dapat dipahami bahwa keadilan 

mesti diberikan kepada siapa saja dan di mana saja. Keadilan harus 

diwujudkan kepada setiap pihak tanpa tergantung identitas. 

b. Egalitarianisme (al-musawah) 

Elemen kedua bagi terwujudnya harmoni umat beragama 

dalam pandangan Ahmad Syafii Maarif adalah egalitarianisme. 

Menurutnya, Islam sejak awal telah memperkenalkan wawasan 

                                                      
45Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 56. 
46Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 56. 
47Ahmad Syafii Maarif, Menggugah Nurani Bangsa, 61-66.   
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tentang harkat dan martabat manusia yang setara tanpa imbuhan 

predikat apa pun.48 Dalam pemikiran Ahmad Syafii Maarif, ajaran 

Islam tentang egalitarianisme ini berkonsekuensi logis pada 

diterimanya Islam secara luas.49 

Ahmad Syafii Maarif menegaskan kembali bahwa 

egalitarianisme Islam mencakup dua aspek penting: Kerohanian dan 

kemasyarakatan. Aspek kerohaniannya terletak pada penyadaran 

manusia akan jati dirinya sebagai hamba Tuhan. Dengan menghayati 

ajaran persamaan ini, setiap manusia menyadari jati dirinya sebagai 

hamba yang tidak ada bedanya dengan manusia lainnya. Internalisasi 

ini akan membawa kepada timbulnya kesadaran untuk saling 

menolong dan peduli dalam kehidupan bermasyarakat. Ada pun 

aspek kemasyarakatan terletak pada penyadaran manusia bahwa 

sesungguhnya manusia itu bersaudara. Dengan hal ini akan timbul 

kesadaran dalam diri manusia bahwa sesungguhnya mereka memiliki 

mata rantai persaudaraan yang kokoh.50 

Egalitarianisme dapat terimplementasi secara baik di tengah 

sistem pemerintahan yang demokratis.51 Demokrasi akan 

memberikan jaminan bagi rakyat untuk memilih pemimpin atau 

                                                      
48Ahmad Syafii Maarif, Titik-titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafii 

Maarif, h. 231.   
49Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 66. 
50Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 66-69.  
51Nurcholish Madjid, Khasanah Intelektual Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 

68. 
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sistem politik formal secara bebas dan sekaligus untuk 

menjatuhkannya jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan 

konstitusi. Ahmad Syafii Maarif, menegaskan bahwa dalam sistem 

pemerintahan yang demokratis masyarakat diberi ruang kebebasan 

dan diperlakukan sama di depan hukum.52 

c. Toleransi (al-tasamuh) 

Kultur toleransi dipandang Ahmad Syafii Maarif sebagai 

bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Baginya, masyarakat tidak 

akan dapat menjalin kehidupan secara baik tanpa adanya sikap 

toleran. Spirit al-Qur’an menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan 

keberbagaian, muara dari penciptaan itu agar setiap unsur yang 

berada di tengah keberbagaian tersebut dapat menerima semua 

perbedaan yang terjadi. Keberbagaian itu akan menjadi sebuah 

kekayaan dengan syarat semuanya menerima dengan lapang dada. 

Adapun lapang dada adalah predikat lain untuk toleransi dalam 

pandangan Ahmad Syafii Maarif.53 

Toleransi dipahami sebagai sebuah sikap lapang dada dalam 

menerima berbagai latar belakang setiap orang. Kultur lapang dada 

merupakan muara dari rasa percaya diri yang tinggi. Rasa percaya diri 

yang tinggi melihat perbedaan bukan sebuah ancaman yang 

mengancam eksistensi status tertentu, melainkan sumber di mana 

                                                      
52Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 147-160. 
53Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 177. 
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berbagai kekuatan akan muncul. Dalam konteks hubungan antar umat 

beragama Ahmad Syafii Maarif menjelaskan bahwa toleransi erat 

kaitannya dengan terciptanya ruang kebebasan bagi setiap orang 

untuk menentukan keyakinan agama yang menjadi pilihannya. 

Toleransi bagi Ahmad Syafii Maarif merupakan syarat mutlak bagi 

terwujudnya masyarakat yang harmonis. Toleransi dalam 

pencermatannya terdiri dari dua syarat: Pertama, adanya pengertian 

(understanding). Kedua, adanya penghargaan (appreciation).54 

Namun demikian, dari definisi mengenai toleransi yang 

dikemukakan Ahmad Syafii Maarif itu tidak ditemukan penjelasan 

bahwa toleransi juga dilakukan pada wilayah akidah. Hal tersebut 

memberikan penjelasan bahwa Ahmad Syafii Maarif berbicara tentang 

toleransi hanya pada ranah sosial kemanusiaan, bukan pada wilayah 

akidah. Dengan kata lain, dia menutup ruang toleransi untuk urusan 

akidah. Sementara dia mengisyaratkan bahwa toleransi tidak boleh 

tidak, ia harus ada dalam kehidupan masyarakat yang plural seperti di 

Indonesia.55 

Di tengah situasi politik Indonesia, gagasan etika religius atau 

religiusitas etik yang dikemukakan oleh Ahmad Syafii Maarif menjadi relevan 

untuk digali kembali. Sebab, gagasan itu jauh dari semangat keagamaan yang 

sekadar formalistis. Religiusitas etik justru terdiri dari semangat nilai-nilai 

                                                      
54Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 177-178. 
55Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan Pemikiran Sang Guru 

Bangsa, h. 191.  
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universal yang diperas dari kitab suci, kemudian dikembangkan secara 

kontekstual dalam berbagai aspek kehidupan. “al-Qur’an dipahami bukan 

sebagai basis pembentukan politik identitas, melainkan sebagai nilai-nilai 

yang bisa diperas dan dikembangkan dalam konteks modern”.56 

Politik di Indonesia dewasa ini bisa dikatakan berada dalam situasi 

yang carut-marut. Tujuan menghalalkan segala cara bukan lagi menjadi 

sesuatu yang asing dalam budaya Indonesia akhir-akhir ini; cita-cita 

kemerdekaan bahkan semakin menjauh.57 Di sisi lain fenomena politik 

identitas agama dalam kancah politik juga menjadi tantangan dalam 

kehidupan kebangsaan Indonesia yang plural ini. Agama dijadikan legitimasi 

hanya untuk kepentingan politik kelompok. Politik seakan dipersempit 

menjadi ladang memperoleh kekuasaan semata, dan bila perlu untuk 

melanggengkan kekuasaan itu sendiri. 

Untuk memberikan tawaran alternatif dalam mendiskusikan 

penampakan politik identitas Islam kontemporer di Indonesia, Ahmad Syafii 

Maarif meminjam penjelasan Nurcholish Madjid dalam merespons politik 

identitas Islam.58 Menurut Cak Nur, panggilan akrab Nurcholish Madjid, 

sebuah bangunan kekuasaan yang berbeda dengan Pancasila pada dasarnya 

adalah tidak sah. Di sisi lain harus pula diingat bahwa kita tetap harus 

meletakkan Pancasila sebagai ideologi terbuka untuk menjauh dari 

                                                      
56Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan Pemikiran Sang Guru 

Bangsa, h. 159. 
57Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 26. 
58Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 21. 
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pemasungan interpretasi dan kekakuan penafsiran. Intinya, Pancasila harus 

menghindari diri dari penafsiran monolitik. Cita-cita keislaman dan 

keindonesiaan yang digagas Cak Nur bertemu dalam Pancasila sebagai 

ideologi terbuka yang harus ditafsir secara proaktif. Dengan semangat 

Sumpah Pemuda dan nilai luhur Pancasila, maka gerakan politik identitas 

yang bermuatan apa saja di Indonesia yang mengemuka, entah etnis, agama, 

kelompok dan lain-lain dapat diarahkan untuk tidak menyentuh wilayah-

wilayah yang cenderung negatif, sekaligus menjaga keutuhan bangsa dan 

negara yang merupakan cita-cita Indonesia di masa depan.59 

Kata Cak Nur, umat Islam seharusnya tidak perlu lagi mengganti 

Pancasila dengan dasar lain sebagai filsafat Negara. Hal tersebut hanyalah 

sekedar nyanyian sumbang sejarah. Yang perlu dilakukan adalah sebuah 

dialog dari esensi nilai yang diperjuangkan dari politik identitas apakah 

sesuai dengan tafsiran mereka terhadap Pancasila. Artinya, jika sebuah 

politik identitas yang menghendaki otonomi daerah khusus seperti Aceh dan 

Papua memang ingin menuntut kesetaraan dan keadilan sosial sebagaimana 

termaktub dalam nilai Pancasila, maka hal tersebut dibenarkan. Sebaliknya, 

jika tuntutan dari politik identitas itu bersifat etnosentrisme tertentu dan 

berat sebelah, menanggalkan penafsiran atas Pancasila atau hingga pada 

level tidak setuju terhadap Pancasila dan menggantinya dengan dasar lain, 

maka hal tersebut perlu ditolak karena berbahaya bagi keutuhan bangsa 

                                                      
59Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 27.  
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yang multikultural dengan pengikat dasar Pancasila.60 

Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang politik identitas agama tidak 

muncul dalam ruang hampa. Namun ada beberapa faktor yang 

melatarbelakangi gagasannya yaitu kondisi politik dan sosial Indonesia. 

Kondisi Indonesia sejak era reformasi, politik identitas agama mulai marak di 

Indonesia. Hal ini ditandai dengan penggunaan agama sebagai alat untuk 

meraih kekuasaan politik dan mempersoalkan identitas kelompok lain. 

Politik identitas agama sering kali memicu intoleransi dan ekstremisme. Hal 

tersebut dapat berujung pada konflik dan kekerasan antar kelompok agama. 

Demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan, di antaranya polarisasi 

politik dan penyebaran hoaks yang bermuatan SARA.61 Peran Ahmad Syafii 

Maarif sebagai cendekiawan muslim, memiliki pengaruh besar dalam wacana 

keislaman di Indonesia mendukung kuat pluralisme dan kerukunan umat 

beragama. Dia aktif terlibat dalam dialog antar agama dan mempromosikan 

nilai-nilai toleransi. Dia selalu menyuarakan kritik terhadap praktik politik 

yang tidak etis dan diskriminatif.   

Ahmad Syafii Maarif menyatakan, politik identitas dalam wujud apa 

pun tidak akan membahayakan keutuhan bangsa, selama “cita-cita para 

pendiri bangsa tentang persatuan dan integrasi nasional, semangat Sumpah 

Pemuda yang telah melebur sentimen kesukuan, dan Pancasila sebagai dasar 

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

                                                      
60Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 29. 
61Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 29. 
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dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab”.62 

Sekilas kesan yang timbul dari Ahmad Syafii Maarif memang agak terkesan 

meloncat dan terlampau menyederhanakan. Mengingat sebelumnya tampak 

ada kecemasan kuat terhadap merebaknya politik identitas Islam 

kontemporer di Indonesia.  

Namun di sisi lain, menangkap pernyataan tersebut mengisyaratkan 

bahwa makna penghayatan sebagaimana dijelaskan Cak Nur meliputi upaya 

terus-menerus mendiskusikan Pancasila tanpa henti. Berarti pula tidak boleh 

ada yang merasa paling benar memberikan tafsiran tunggal terhadap 

Pancasila. Serta tidak ada upaya bagi kelompok tertentu untuk merasa paling 

Pancasilais untuk menyikat kelompok lain. Sedangkan makna bagi 

pelaksanaan Pancasila, khususnya bagi pemerintah, terutama pemenuhan 

keadilan sosial yang menjadi sila penutup Pancasila bisa ditegakkan. 

Sebagaimana dinyatakan Gutmann, politik identitas adalah sebuah ekspresi 

kekecewaan kolektif atas ketimpangan ekonomi dan minimnya keadilan 

sosial yang terwujud.63 

Keberagaman agama dan budaya adalah kekayaan bangsa yang harus 

dijaga dan dihormati.64 Pemikiran Ahmad Syafii Maarif dianggap relevan 

dengan situasi politik Indonesia saat ini, karena menawarkan politik Islam 

yang berkemajuan yang selaras dengan nilai-nilai universal seperti 

demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Islam yang tidak hanya 

                                                      
62Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 30. 
63Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 29. 
64Biyanto, Pluralisme Keagamaan dalam Perdebatan, pandangan Kaum Muda 

Muhammadiyah, (Malang: UMM Press, 2009), h. 73.  
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mengatur tentang ibadah ritual, tetapi juga memberikan panduan untuk 

membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Setiap umat manusia rindu 

akan tegaknya keadilan karena hal tersebut bersifat universal sekaligus 

sebagai tuntutan abadi umat manusia.65  

Ketajaman analisis Ahmad Syafii Maarif dalam mengidentifikasi akar 

permasalahan politik identitas agama. Dia memiliki pemahaman mendalam 

tentang sejarah dan dinamika politik di Indonesia, termasuk identitas agama 

telah digunakan dalam ranah politik. Mengidentifikasi berbagai faktor yang 

berkontribusi pada munculnya politik identitas agama, seperti kekhawatiran 

kelompok mayoritas terhadap pengaruh kelompok minoritas. Perasaan 

terpinggirkan dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok tertentu. 

Interpretasi agama yang sempit dan eksklusif yang memicu polarisasi. Serta 

eksploitasi identitas agama oleh politisi untuk kepentingan pribadi.66 

Dalam pandangan peneliti, Ahmad Syafii Maarif memiliki pemikiran 

yang tajam dan komprehensif tentang politik identitas agama. Dia mampu 

mengidentifikasi akar permasalahan dengan cermat dan menawarkan solusi 

yang konstruktif. Ketajaman analisisnya menjadikannya sebagai salah satu 

pemikir Islam yang paling dihormati di Indonesia. Salah satu contoh 

ketajaman analisis Ahmad Syafii Maarif adalah dia menganalisis bagaimana 

krisis identitas umat Islam di Indonesia telah dimanfaatkan oleh politisi 

untuk kepentingan politik.  

                                                      
65Ahmad Syafii Maarif, Menggugah Nurani Bangsa, h. 47-48. 
66Sultani, “Pemikiran dan Aksi Politik Ahmad Syafii Maarif”, dalam 

https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/5293/3516, (diakses 2 
Juni 2024). 

https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/5293/3516
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B. Kekuatan dan Kelemahan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang 
Politik Identitas Agama 

 
Ahmad Syafii Maarif, adalah intelektual Muslim Indonesia yang 

memberikan kontribusi signifikan dalam pemikirannya tentang agama dan 

demokrasi. Salah satu aspek penting dalam pemikirannya adalah tentang 

politik identitas agama. Pemahaman terhadap konteks politik dan sosial di 

Indonesia saat ini, maupun di masa lampau, menjadi penting untuk 

memahami relevansi pemikiran Ahmad Syafii Maarif. Dia dikenal dengan 

pendekatan moderatnya dalam Islam dan dukungannya terhadap dialog 

antar-agama dan merupakan pendukung kuat demokrasi dan toleransi. 

Selain itu juga dikenal karena kritiknya terhadap ekstremisme dan 

ketidakadilan sosial.  

Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang politik identitas agama, yang 

menyuarakan keprihatinan terhadap penggunaan agama untuk kepentingan 

politik, yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa juga menawarkan 

gagasan dan Solusi.67 Walaupun dinilai selaras dengan demokrasi, keadilan, 

pluralisme dan kesejahteraan. Tetapi memiliki kekuatan dan kelemahan 

terhadap pemikirannya. 

1. Kekuatan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif  

a. Konsep "Religiusitas Etik" 

Ahmad Syafii Maarif menawarkan konsep "religiusitas etik" 

yang mengajarkan pentingnya agama sebagai landasan moral dan 

etika dan solusi untuk mengatasi politik identitas agama. Religiusitas 
                                                      

67Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 33. 
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etik menekankan pada pengamalan nilai-nilai agama dalam 

kehidupan sehari-hari, bukan pada simbolisme dan formalisme 

agama. Konsep religiusitas etik ini mengajak kita untuk melihat 

agama sebagai perekat persatuan, bukan sebagai pemicu perpecahan. 

Dengan demikian, agama tidak hanya menjadi identitas kelompok, 

tetapi juga menjadi pedoman moral untuk membangun masyarakat 

yang adil, bermoral, dan sejahtera.68 

b. Penekanan pada Nilai-nilai Universal Kemanusiaan 

Ahmad Syafii Maarif meyakini bahwa agama pada hakikatnya 

menuntun manusia menuju kebaikan dan kemaslahatan bersama. 

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya mengedepankan nilai-

nilai universal kemanusiaan yang diajarkan agama, seperti keadilan, 

kasih sayang, toleransi, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini menjadi 

landasan untuk membangun masyarakat yang pluralis dan harmonis, 

di mana perbedaan agama tidak dijadikan sebagai alat untuk 

memecah belah.69 

c. Kritik terhadap Politisasi Agama 

Ahmad Syafii Maarif secara tegas mengkritik praktik politisasi 

agama, di mana agama digunakan sebagai alat untuk meraih 

kekuasaan atau keuntungan politik. Dia melihat bahwa politisasi 

                                                      
68https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/29/religiusitas-etik-syafiimaarif-

atasi-politik-identitas (diakses 1 Juni 2024).  
69Martin Lukito Sinaga, “AGAMA, MANUSIA, DAN KEBINEKAAN: Gagasan Ahmad 

Syafii Maarif tentang Islamisasi dan Pluralisme”, dalam Jurnal MAARIF Institute for Culture 
and Humanity 18(1), 8–15. https://doi.org/10.47651/mrf.v18i1.206 (diakses 23 Juni 2024). 

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/29/religiusitas-etik-syafiimaarif-atasi-politik-identitas
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/29/religiusitas-etik-syafiimaarif-atasi-politik-identitas
https://doi.org/10.47651/mrf.v18i1.206
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agama dapat mendistorsi pesan-pesan agama yang sesungguhnya dan 

memicu konflik antar umat beragama.70 

d. Dialog Antar Umat Beragama 

Ahmad Syafii Maarif merupakan sosok yang aktif dalam 

mempromosikan dialog antar umat beragama. Dia meyakini bahwa 

dialog adalah kunci untuk membangun saling pengertian dan 

toleransi antar umat beragama. Melalui dialog, umat beragama dapat 

belajar untuk menghargai perbedaan dan mencari solusi bersama 

untuk permasalahan yang dihadapi.71 

e. Peran Pendidikan 

Ahmad Syafii Maarif memandang bahwa pendidikan 

memegang peran penting dalam memerangi politik identitas agama. 

Pendidikan harus menanamkan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan 

penghargaan terhadap perbedaan sejak dini kepada generasi muda. 

Pendidikan agama juga harus diajarkan secara komprehensif dan 

kontekstual, sehingga tidak mudah disalahartikan dan dimanipulasi 

untuk kepentingan politik. 

Pemikiran Ahmad Syafii Maarif dalam konteks politik identitas agama 

menunjukkan konsistensi yang kuat. Konsistensi ini terlihat dari berbagai 

karyanya, ceramahnya, dan aktivitasnya di berbagai forum. Dalam 

menjelaskan fenomena politik identitas agama menunjukkan koherensi yang 

                                                      
70Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 34.  
71Muhammad Qorib, Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Pluralisme Agama, UIN 

Syarif Hidayatullah: Disertasi, 2012, h. 171. 
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kuat. Gagasan-gagasannya saling terhubung satu sama lain dan membentuk 

sebuah kerangka berpikir yang utuh. Koherensi ini membuat pemikirannya 

mudah dipahami dan relevan dengan konteks sosial-politik di Indonesia.  

Ahmad Syafii Maarif dalam menjelaskan fenomena politik identitas 

agama memiliki daya terang yang mampu menerangi kompleksitas dan 

keragaman dalam masyarakat Indonesia. Dia mampu menganalisis berbagai 

faktor yang berkontribusi pada munculnya politik identitas agama, seperti 

pengaruh globalisasi, krisis ekonomi, dan kelemahan pendidikan agama. 

Salah satu contoh kekuatan pemikiran Ahmad Syafii Maarif dalam 

menjelaskan fenomena politik identitas agama adalah idenya tentang "Islam 

Transformatif".72  

Ahmad Syafii Maarif memandang Islam sebagai agama yang memiliki 

potensi untuk membawa perubahan positif di masyarakat, termasuk dalam 

mengatasi persoalan politik identitas agama. Konsep Islam Transformatif 

yang diusung oleh Ahmad Syafii Maarif merupakan salah satu gagasan yang 

mencerminkan kekuatan pemikirannya dalam menjelaskan fenomena politik 

identitas agama. Konsep ini menawarkan pendekatan alternatif dalam 

memandang Islam sebagai agama yang bukan hanya mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhan, tetapi juga memiliki peran aktif dalam membangun 

masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.73 

 

                                                      
72Husniyah, Islam Transformasi: Studi atas Pemikiran Ahmad Syafii Maarif, (UIN 

Sunan Kalijaga: Disertasi, 2004), h. 37.   
73Husniyah, Islam Transformasi: Studi atas Pemikiran Ahmad Syafii Maarif, h. 38.  
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Ahmad Syafii Maarif meyakini bahwa Islam Transformatif dapat 

menjadi solusi untuk mengatasi persoalan politik identitas agama. Konsep 

Islam Transformatif yang diusung Ahmad Syafii Maarif menawarkan 

perspektif yang segar dan relevan dalam konteks Indonesia yang majemuk.74 

Penerapannya membutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, 

baik kalangan agamawan, pemerintah, maupun masyarakat. Tantangannya 

adalah bagaimana menerjemahkan prinsip-prinsip Islam Transformatif ke 

dalam praktik nyata dan mengatasi resistensi dari kelompok-kelompok yang 

masih berpegang teguh pada interpretasi Islam yang sempit dan eksklusif. 

Salah satu kelebihan pemikirannya dalam menjelaskan fenomena 

politik identitas agama terletak pada konsistensi, koherensi, dan daya 

terangnya. Pemikiran Ahmad Syafii Maarif selalu konsisten dalam 

memperjuangkan Islam moderat yang inklusif dan toleran. Dia tak henti-

hentinya mengkritik ekstremisme dan intoleransi, baik yang 

mengatasnamakan agama maupun ideologi lainnya. Pemikiran Ahmad Syafii 

Maarif menunjukkan koherensi yang kuat antara ide dan praktik.  

Dia tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai ideal, tetapi juga aktif 

terlibat dalam berbagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan nyata. Ahmad Syafii Maarif mampu menerangi kompleksitas 

fenomena politik identitas agama dengan cara yang mudah dipahami. Dia 

menggunakan bahasa yang lugas dan contoh-contoh konkret yang dekat 

dengan kehidupan masyarakat. 

                                                      
74Husniyah, Islam Transformasi: Studi atas Pemikiran Ahmad Syafii Maarif, h. 40. 
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2. Kelemahan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif 

a.  Interpretasi dan Implementasi Konsep Religiusitas Etik 

1) Gagasan tentang “religiusitas etik” tentu terbuka untuk 

interpretasi atau pemahaman yang beragam. Namun pada 

penerapannya dalam konteks politik di Indonesia yang 

berbeda bisa jadi bervariasi. 

2) Membangun konsensus dan komitmen bersama di antara 

para pemimpin agama dan politik untuk menerapkan gagasan 

“religiusitas etik” menjadi tantangan tersendiri. Artinya ada 

kesulitan yang dihadapi ketika mencoba menyatukan para 

pemimpin agama dan politik untuk sepakat dan berkomitmen 

pada suatu gagasan etis yang berakar pada nilai-nilai 

keagamaan. 

b. Fokus pada Moderasi Berlebihan: 

1) Kurang Aktif dalam Mengkritik Ekstremisme: Terlalu 

menekankan pada moderasi dan toleransi, Ahmad Syafii 

Maarif sering kali dianggap kurang tegas dalam mengkritik 

kelompok-kelompok ekstremis yang secara aktif 

menyebarkan kebencian dan diskriminasi. 

2) Mengabaikan Konteks Kekuasaan: Fokus pada moderasi yang 

terlalu idealis dapat mengabaikan kenyataan bahwa politik 

identitas sering kali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok 

tertentu untuk meraih kekuasaan. 
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c. Terlalu Mengandalkan Dialog: 

1) Kurang Efektif dalam Menghadapi Kekerasan: Dialog menjadi 

salah satu konsen utamanya dan memang penting, namun 

dalam situasi di mana kelompok-kelompok tertentu 

menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politiknya, 

dengan dialog saja tidak cukup maka perlu ada cara lain. 

2) Mengabaikan Asimetris Kekuasaan: Ini adalah situasi di mana 

satu pihak memiliki lebih banyak pengaruh, otoritas, atau 

sumber daya dibandingkan pihak lainnya. Dalam konteks 

yang paling sederhana misalnya, berarti terjadi 

ketidakseimbangan kekuatan antara dua pihak atau lebih. 

Sehingga dialog yang setara sulit terwujud ketika ada 

kelompok yang memiliki kekuasaan lebih besar dan 

menggunakannya untuk menekan kelompok lain. 

d. Kurang Memahami Dinamika Politik Praktis: 

1) Terlalu Idealistis: Sebagai seorang intelektual, Ahmad Syafii 

Maarif sering kali menawarkan solusi yang idealis tanpa 

mempertimbangkan kompleksitas dan dinamika politik yang 

sebenarnya. Padahal politik identitas agama memiliki akar 

yang mendalam dalam sejarah, budaya, dan struktur sosial 

masyarakat. Maka mengatasinya itu membutuhkan upaya 

yang komprehensif yang melampaui ranah ideologi. 
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2) Kurang Memahami Peran Elite Politik: Ahmad Syafii Maarif 

kurang memberikan perhatian pada bagaimana elite politik 

memanfaatkan isu identitas untuk meraih keuntungan politik. 

Padahal dinamika politik praktis sering kali dipengaruhi oleh 

kepentingan politik dan ekonomi, bukan hanya nilai-nilai 

agama. 

e. Keterbatasan dalam Mengubah Mindset: 

1) Perubahan Membutuhkan Waktu: Mengubah mindset 

masyarakat yang telah terpapar politik identitas selama 

bertahun-tahun membutuhkan waktu yang lama dan upaya 

yang sistematis. Sehingga diperlukan upaya dalam 

membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya politik 

identitas agama, dan hal itu membutuhkan edukasi yang 

berkelanjutan dan menyeluruh. 

2) Peran Pendidikan yang Krusial: Pendidikan yang inklusif dan 

kritis sangat penting untuk mengubah cara pandang 

masyarakat terhadap identitas dan perbedaan. Perlu adanya 

upaya untuk mempromosikannya dan membangun 

pemahaman yang lebih baik terhadap nilai-nilai toleransi dan 

pluralisme. 

Ahmad Syafii Maarif telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi 

wacana keislaman dan kebangsaan. Namun dalam beberapa tulisannya 

terkadang kurang mendalami elaborasi pada aspek-aspek tertentu, terutama 
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dalam isu-isu teologis dan Fiqih yang kompleks. Hal ini dapat menimbulkan 

keraguan bagi pembaca yang ingin memahami lebih detail pemikirannya. 

Fokus pemikirannya lebih banyak pada konteks Indonesia, sehingga kurang 

mendalami analisis terhadap isu-isu global keislaman secara mendalam. Hal 

ini mungkin dikarenakan keterbatasan waktu dan fokusnya pada isu-isu 

lokal. Interpretasi terhadap pemikiran Ahmad Syafii Maarif dapat 

menimbulkan bias, tergantung pada latar belakang dan pemahaman 

pembaca. Hal ini dapat terjadi karena sifat bahasa yang terbuka terhadap 

interpretasi yang beragam. 

Setelah membahas uraian berbagai kekurangan pemikiran Ahmad 

Syafii Maarif. Selanjutnya beberapa perspektif yang dapat dipertimbangkan 

adalah bahwa kurangnya pendekatan interdisipliner. Dalam pemikiran 

Ahmad Syafii Maarif lebih berfokus pada disiplin ilmu agama dan filsafat 

Islam, dengan sedikit eksplorasi pada disiplin ilmu lain seperti sosiologi, 

antropologi, dan ilmu politik. Padahal pendekatan interdisipliner dapat 

memberikan perspektif yang lebih kaya dan komprehensif dalam memahami 

isu-isu keislaman dan kebangsaan. Sebab potensi misinterpretasi oleh 

pengikut juga dapat menimbulkan risiko misinterpretasi pemikirannya 

kepada pengikutnya. Pemikiran Ahmad Syafii Maarif berkembang seiring 

waktu, dipengaruhi oleh pengalaman dan konteks sosial yang berubah. Hal 

tersebut dapat menimbulkan keraguan bagi pembaca yang ingin memahami 

konsistensi pemikirannya. 
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Jika melihat pemikiran politik Ahmad Syafii Maarif tampaknya kurang 

mendalami akar masalah politik identitas agama. Dia fokus pada dampaknya, 

yaitu perpecahan bangsa, namun kurang mengupas faktor-faktor yang 

melatarbelakanginya, seperti ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik. 

Kemudian solusi yang ditawarkan seperti dialog pendidikan, terkesan selalu 

efektif dalam menghadapi kelompok-kelompok yang terbelah oleh ideologi 

dan kepentingan yang berbeda. Ahmad Syafii Maarif juga kurang 

memberikan perhatian pada peran politik dalam mengatasi politik identitas. 

Dia justru lebih fokus pada pendekatan kultural dan keagamaan, sementara 

peran institusi politik dan kebijakan publik dalam mengatasi masalah ini 

kurang dibahas. 

Beberapa kritikus juga tidak sedikit memberikan pandangannya atas 

pemikiran Ahmad Syafii Maarif, baik tentang politik identitas maupun atas 

pemikiran isu-isu Indonesia. Tentu kita masih ingat dalam tulisannya di 

Harian Republik, Selasa, 09 Agustus 2005 mengkritik cara-cara dakwah Front 

Pembela Islam (FPI) dengan memberi sematan ‘preman berjubah’. Akibat 

istilah ini, cendekiawan muslim Adian Husaini mengategorikan Ahmad Syafii 

Maarif sebagai tokoh Muhammadiyah pendukung gagasan liberalisme (neo-

modernisme). Selanjutnya pernyataan Ahmad Syafii Maarif pada 2001 yang 

menolak kembalinya Piagam Jakarta ke dalam konstitusi. Juga mendapat 

kritik oleh Budi Handrianto dengan memasukkan nama Ahmad Syafii Maarif 

dalam buku berjudul “50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide 

Sekularisasi, Pluralisme, dan Liberalisasi Agama”. Sementara Budi Munawar 
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Rachman mengelompokkan Ahmad Syafii Maarif termasuk ke dalam 

golongan ‘neo-modernis Islam’ bersama Nurcholish Madjid dan tokoh 

lainnya. Kritik berlanjut pada November 2016, saat Ahmad Syafii Maarif 

Kembali menuai kontroversi usai membela Basuki Tjahaja Purnama alias 

Ahok dengan mengatakan bahwa Ahok tidak melakukan penistaan agama.75 

Dari banyaknya kritik atas pemikirannya, Haedar Nashir yang juga 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyebut Ahmad Syafii Maarif 

sebagai orang yang egaliter. “Sifat Pak Syafii yang egaliter membuat dirinya 

tak tampak suka mengambil jarak dengan orang, lebih-lebih dengan 

“mengangkerkan diri”. Dia mudah cair dan terbuka pada kritik. Orang tidak 

dibuat takut untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik.”76 

Sederet fakta kritik kepada Ahmad Syafii Maarif mendorong perlu 

dilakukannya penelitian dan kajian mendalam terhadap pemikirannya. 

Namun, kritik terhadap pemikiran Ahmad Syafii Maarif umumnya datang 

dari kalangan yang memiliki pandangan lebih konservatif atau literal 

terhadap ajaran Islam. Kritik yang sering kali diutarakan berfokus pada 

pandangannya yang dianggap terlalu terbuka terhadap nilai-nilai modern 

dan Barat, sehingga dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang murni. 

Beberapa pihak juga menilai bahwa Ahmad Syafii Maarif terlalu bebas dalam 

menafsirkan teks-teks agama, sehingga memunculkan pemahaman yang 

                                                      
75https://hiayatullah.com/berita/nasional/2022/05/27/230693/syafii-maarif-

kontroversi-dan-perjalanan-hidupnya.html (diakses 03 Juni 2024). 
76Haedar Nasir, “Mereka Tak Paham dan Kenal Buya”, dalam ROSI Eps. Buya Syafii 

dalam Kenangan: Membumikan Pancasila, Kompas TV, 2 Juni 2022. 
http://youtu.be/hlzbCtSiQ0?si=vT_HCTuF0CeVL0hudeeh (diakses 19 Juni 2024). 

https://hiayatullah.com/berita/nasional/2022/05/27/230693/syafii-maarif-kontroversi-dan-perjalanan-hidupnya.html
https://hiayatullah.com/berita/nasional/2022/05/27/230693/syafii-maarif-kontroversi-dan-perjalanan-hidupnya.html
http://youtu.be/hlzbCtSiQ0?si=vT_HCTuF0CeVL0hudeeh
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berbeda dengan pemahaman mayoritas umat Islam. Kedekatannya dengan 

kelompok minoritas, seperti kelompok agama minoritas atau kelompok 

LGBT, juga menjadi sasaran kritik terhadapnya. 

Bukan tanpa alasan sebenarnya, faktor yang menyebabkan munculnya 

kritik terhadap pemikiran Ahmad Syafii Maarif adalah pemahaman yang 

berbeda terhadap ajaran agama. Perbedaan ini wajar terjadi, namun 

terkadang dapat memicu perdebatan dan kritik. Dalam wacana yang lain, 

kritik terhadap Ahmad Syafii Maarif juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan 

politik yang dinamis. Perubahan zaman dan tantangan baru sering kali 

memunculkan perbedaan pandangan. Sehingga beberapa orang merasa takut 

dengan perubahan dan preferensi terhadap cara-cara lama. Kritik terhadap 

Ahmad Syafii Maarif yang dianggap membawa perubahan dapat menjadi 

bentuk perlawanan terhadap hal ini. 

Namun ada hal yang perlu diwaspadai tentang pemanfaatan ruang 

politik di Indonesia, tidak hanya politik identitas agama tapi juga populisme. 

Tanpa disadari populisme dan politik identitas sering kali saling terkait dan 

saling memperkuat. Politik identitas dapat menjadi salah satu alat yang 

digunakan oleh gerakan populis untuk menarik dukungan. Sebaliknya, 

gerakan populis dapat memanfaatkan sentimen identitas untuk memperkuat 

basis dukungannya. 

Populisme merupakan sebuah fenomena global yang akhir-akhir ini 

menguat dan mendapat tempat dalam sistem politik demokratis. Fenomena 

ini terjadi di hampir semua negara, terutama negara-negara yang menganut 
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sistem demokrasi liberal. Istilah populis dan populisme itu sendiri merupakan 

hasil konstruksi intelektual para scholar yang berusaha menjelaskan 

fenomena politik secara akademik. Meski para scholar tidak menemukan kata 

sepakat mengenai definisi konseptual populisme, apakah sebagai ideologi, 

gerakan, atau retorika dan diskursus politik, namun pada umumnya para 

scholar memiliki kesamaan pandangan di mana mereka melihat populisme 

sebagai antagonis berbasis moral yang membenturkan rakyat yang murni, 

bersih, dengan elite yang korup, dan memandang kehendak umum harus 

lebih diutamakan dari pada kehendak elite.77 

Populisme dan politik identitas memiliki persamaan dan perbedaan, di 

antaranya: 

a. Persamaan: 

1) Menggunakan Identitas: Baik populisme maupun politik 

identitas sering kali memanfaatkan identitas kelompok 

tertentu (etnis, agama, ras, gender, dll.) untuk membangun 

basis dukungan. 

2) Membentuk Oposisi Biner: Keduanya cenderung menciptakan 

oposisi yang sederhana, misalnya "kami" (kelompok yang 

dianggap murni) melawan "mereka" (kelompok yang dianggap 

musuh). 

3) Emosional: Baik populisme maupun politik identitas sering kali 

mengapung pada sentimen dan emosi, daripada pada argumen 

                                                      
77Muhammad Sahlan, “Memahami Fenomena Populisme di Abad ke-21”, dalam Jurnal 

Sosiologi Agama Indonesia (JSAI), Vol. 4, No. 1, Maret 2023, h. 119-139. 
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yang rasional. 

4) Menargetkan Elite: Keduanya sering kali mengkritik dan 

menentang kelompok elite yang dianggap tidak mewakili 

kepentingan rakyat.78 

b. Perbedaan: 

1) Fokus: Populisme lebih berfokus pada pertentangan antara 

rakyat "murni" dan elite yang korup. Politik identitas lebih 

menekankan pada pengakuan dan perlindungan terhadap 

identitas kelompok tertentu.  

2) Tujuan: Populisme sering kali bertujuan untuk mengambil alih 

kekuasaan politik. Politik identitas lebih bertujuan untuk 

mencapai keadilan sosial dan pengakuan atas identitas 

kelompok.  

3) Fleksibilitas: Populisme dapat memanfaatkan berbagai jenis 

identitas untuk mencapai tujuannya, sedangkan politik 

identitas lebih terfokus pada identitas kelompok tertentu.79 

Populisme dan politik identitas adalah dua fenomena yang kompleks 

dan saling terkait. Meskipun keduanya memiliki persamaan, namun terdapat 

perbedaan yang signifikan dalam hal fokus, tujuan, dan fleksibilitas. 

Memahami perbedaan antara keduanya sangat penting untuk menganalisis 

dinamika politik kontemporer, termasuk pola-pola baru manipulasi identitas, 

pengaruh media sosial, dan dampaknya terhadap demokrasi dan stabilitas 

                                                      
78Muhammad Sahlan, “Memahami Fenomena Populisme di Abad ke-21”, h. 119-139. 
79Muhammad Sahlan, “Memahami Fenomena Populisme di Abad ke-21”, h. 119-139. 
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sosial. Hal ini yang belum mendapatkan perhatian dari para cendekiawan 

Muslim di Indonesia termasuk Ahmad Syafii Maarif. 

C. Kontribusi Pemikiran Ahmad Syafii Maarif untuk Mewujudkan Politik 
Kebangsaan di Indonesia 

 
Ahmad Syafii Maarif dalam acara Launching dan Diskusi Buku 

“NATION IN TRAP Menangkal ‘Bunuh Diri’ Negara dan Dunia Tahun 2020, dia 

berkata: “Untuk memajukan kondisi Bangsa Indonesia dibutuhkan 

pemikiran-pemikiran kritikal. Agar tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia 

yang telah berusia 67 tahun dapat tercapai. Selain itu, jika Indonesia ingin 

bertahan sampai sehari sebelum kiamat datang, harus ada perubahan besar 

dalam tubuh bangsa ini, harus ada pergantian kepemimpinan dan mencari 

pemimpin yang terbaik.80  

Ungkapan itu menunjukkan bahwa Ahmad Syafii Maarif sangat peduli 

pada masa depan bangsa ini. Dan perhatian itu diwujudkan dalam 

pernyataan, tulisan, dan sikap hidupnya sehari-hari. Ahmad Syafii Maarif 

setelah wafatnya, meninggalkan warisan pemikiran yang kaya dan berharga. 

Gagasannya tentang demokrasi, keadilan, pluralisme, dan kesejahteraan 

masih relevan dengan konteks politik dan sosial saat ini. Salah satu hal 

penting yang sering disampaikan oleh Ahmad Syafii Maarif adalah 

harapannya tentang Indonesia.  

Ketika ada fenomena kaum agamawan yang sering main hakim sendiri 

dan menimbulkan keonaran, Ahmad Syafii Maarif tidak segan mengkritik 

                                                      
80https://www.umy.ac.id/buya-syafii-maarif-harus-ada-perubahan-besar-jika-ingin-

bertahan-sampai-sehari-sebelum-kiamat (diakses 10 Juli 2024). 

https://www.umy.ac.id/buya-syafii-maarif-harus-ada-perubahan-besar-jika-ingin-bertahan-sampai-sehari-sebelum-kiamat
https://www.umy.ac.id/buya-syafii-maarif-harus-ada-perubahan-besar-jika-ingin-bertahan-sampai-sehari-sebelum-kiamat
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keberadaan mereka dan menjulukinya sebagai fenomena kaum "preman 

berjubah".81 Saat ada kelompok radikal yang muncul di banyak tempat dan 

menyusupkan ide-idenya bahkan di lembaga-lembaga pendidikan, dia 

menyerukan bahwa bangsa ini jangan sampai mengikuti gerakan radikal 

karena itu sama artinya dengan "menggali lubang kubur sendiri". Pada saat 

para teroris menyerukan jihad dan bom bunuh diri, dia justru menyerukan 

yang kita butuhkan bukanlah tekad dan jihad berani mati, tapi kita harus 

jihad untuk berani hidup untuk kemanusiaan.82 

Nilai-nilai toleransi untuk perdamaian dan kemanusiaan yang sering 

disampaikannya, bukan sekadar jargon kosong yang tanpa pelaksanaan. Dia 

berusaha menyelaraskan laku dan kata, berani pasang badan untuk 

mempertahankan ide dan keyakinannya tentang pentingnya nilai toleransi 

dan perdamaian. Ahmad Syafii Maarif adalah manusia merdeka yang tidak 

dapat didikte dan diintervensi oleh siapa saja. Dalam satu kesempatan 

diskusi buku Muazin Bangsa dari Makkah Darat: Biografi Intelektual Ahmad 

Syafii Maarif (2015) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, konon ada 

kesaksian dari Ustadz Yunahar Ilyas, salah satu Ketua PP Muhammadiyah. 

Dia menyampaikan cerita bahwa pada saat Ahmad Syafii Maarif 

menyampaikan ide-ide dan sikapnya tentang toleransi dan kebinekaan, 

beberapa orang mengingatkan agar Ahmad Syafii Maarif jangan terlalu 

kencang karena beliau adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah. Namun, 

                                                      
81Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 21. 
82Ahmad Syafii Maarif, et al, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, h. 21-

22. 
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jawaban yang didapat di luar perkiraan. Ahmad Syafii Maarif menjawab 

bahwa dia akan terus menyampaikan dan mempertahankan ide-idenya. 

Bahkan kalaupun disuruh mundur dari Ketua Umum PP Muhammadiyah 

ketika itu karena ide-idenya, beliau dengan sukarela siap mengundurkan 

diri.83  

Pemikiran Ahmad Syafii Maarif, memberikan pengaruh dan kontribusi 

yang signifikan dalam mewujudkan politik kebangsaan di tanah air. 

Terutama dalam beberapa aspek:  

1. Penguatan Pilar-pilar Demokrasi 

Demokrasi dan kebebasan adalah dua hal yang saling terkait, namun 

keduanya tidak sama atau berbeda. Demokrasi merupakan seperangkat 

gagasan dan prinsip tentang kebebasan dan juga seperangkat praktik dan 

prosedur tertentu. Oleh karena itu, sistem pemerintahan demokrasi sering 

diartikan sebagai sebuah pelembagaan kebebasan. Substansi demokrasi yang 

berkembang dapat disimpulkan dalam tiga agenda dasar yaitu: hak politik 

yang berkaitan erat dengan hubungan negara dengan masyarakat, hak sipil 

(demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi) yang berhubungan dengan 

hubungan elite dengan massa, dan hak aktualisasi diri (demokrasi budaya 

dan demokrasi agama) yang berhubungan dengan warga negara dengan 

negara dan warga negara dengan sesamanya. Semua hak ini sudah masuk ke 

dalam konstitusi Indonesia.84 Demokrasi sangat bergantung pada tegaknya 

                                                      
83https://news.detik.com/kolom/d-6100115/buya-syafii-maarif-dan-toleransi 

(diakses 03 Juni 2024). 
84M. Alfatih Suryadilaga, “Islam dan Demokratisasi: Studi atas Dasar Ideal, Pemikiran 

https://news.detik.com/kolom/d-6100115/buya-syafii-maarif-dan-toleransi
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hak-hak tersebut. Sebuah negara disebut demokratis jika semua hak-hak itu 

dapat diaktualisasikan dengan baik.85 

Bagi Ahmad Syafii Maarif, sistem pemerintahan demokrasi mutlak 

diperlukan bagi perkembangan politik kebangsaan. Dia memandang 

demokrasi sebagai nilai universal yang sejalan dengan ajaran Islam. Serta 

kebebasan itu sendiri merupakan pilar mendasar bagi tegaknya sistem 

demokrasi.86 Di sini, Ahmad Syafii Maarif memberi arti tentang kebebasan 

bukanlah sebuah kemerdekaan berbuat tanpa mengenal batas. Ia 

menjelaskan bahwa kebebasan itu sendiri sebenarnya kemerdekaan yang 

dibatasi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dipahami, dalam pemikirannya 

demokrasi ibarat sebuah rumah untuk mengembangkan politik kebangsaan 

yang di dalamnya mengandung unsur kebebasan merupakan tiang 

penyangga bagi berdirinya rumah itu.87 

Dalam konteks ini, demokrasi bagi Ahmad Syafii Maarif merupakan 

alat monitor politik maupun sosial. Sebagai alat monitor politik, demokrasi 

memungkinkan rakyat memiliki akses terbuka bagaimana mesin 

pemerintahan dijalankan, bagaimana sumber-sumber ekonomi dikelola dan 

didistribusikan. Peluang mereka untuk turut serta menjalankan roda 

pemerintahan juga terbuka lebar. Sementara sebagai alat monitor sosial, 

demokrasi berguna untuk memantau pelaksanaan pemberian hak kepada 

                                                                                                                                                 
dan Realitas Empirik Islam”, didapat dari http://suryadilaga.wordpress.com/2011[home 
page on-line]: Internet (diakses 17 Juli 2024).  

85Hamid Basyaib, Membela Kebebasan: Percakapan tentang Demokrasi Liberal, 
(Jakarta: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006), h. 145-146. 

86Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, h. 165.   
87Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, h. 165. 

http://suryadilaga.wordpress/
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setiap individu sebagai warga negara yang tidak memiliki perbedaan sedikit 

pun dengan para penguasa yang menjalankan roda pemerintahan.88 Sikap 

Ahmad Syafii Maarif yang setuju dengan sistem pemerintahan demokrasi 

menunjukkan bahwa dirinya ingin agar nilai-nilai Islam dapat diaplikasikan 

di dalam kehidupan tanpa tergantung pada bentuk negara Islam. 

2. Pancasila sebagai Perekat Persatuan 

Ahmad Syafii Maarif menyebut bahwa Pancasila adalah sebuah 

konsensus elok yang sudah dirumuskan secara kolektif oleh para tokoh 

nasional. Hal itu dilakukan secara cerdas oleh mereka saat menjelang 

Proklamasi kemerdekaan.89 Meskipun didominasi oleh para tokoh Islam, 

keterlibatan tokoh-tokoh non Muslim dalam merumuskan Pancasila perlu 

diapresiasi. Memang pada awalnya terjadi tarik menarik antara golongan 

Islam dan nasionalis dalam menentukan dasar negara, namun karena 

pertimbangan untuk menjaga persatuan bangsa yang demikian beragam, 

akhirnya pemunculan dominasi Islam dalam Pancasila dihapuskan. Di sini 

dapat dilihat bahwa para pendiri bangsa itu lebih menginginkan sebuah 

konsensus sosial yang dapat menjadi rumah bagi berkembangnya nilai-nilai 

persatuan. 

Dalam pandangan Syafii Maarif, dengan diterimanya Pancasila sebagai 

dasar negara oleh umat Islam, maka terciptalah sebuah ruang dengan 

sendirinya untuk membangun bangsa ini dalam ikatan kebersamaan.90 Dalam 

                                                      
88Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, h. 150.  
89Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, h. 21. 
90Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, h. 22.  
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proses pembangunan itu tidak ada dominasi mayoritas atas minoritas, 

semuanya dalam status yang sama dan sederajat. Dengan demikian, Ahmad 

Syafii Maarif melihat perlunya mengisi Pancasila dengan nilai-nilai profetik 

yang sangat kaya dalam masalah moral, sumber hukum dan doktrin 

eskatologis.91 

Peneliti berpandangan bahwa Pancasila sebagai dasar negara 

Indonesia, memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga persatuan dan 

kesatuan bangsa di tengah maraknya politik identitas. Dalam konteks 

pluralisme masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, agama, 

ras, dan antar golongan (SARA), nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 

menjadi semacam kompas yang memandu kita untuk tetap bersatu. 

Mengapa Pancasila Penting dalam Menghadapi Politik Identitas? 

Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa: Sila pertama ini mengajarkan untuk 

menghormati perbedaan keyakinan dan meyakini bahwa semua agama 

mengajarkan kebaikan. Dengan demikian, politik identitas berbasis agama 

dapat diredam. Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Sila kedua 

menekankan bahwa setiap individu memiliki martabat yang sama tanpa 

memandang latar belakangnya. Hal ini bertentangan dengan politik identitas 

yang sering kali memarginalkan kelompok tertentu. Ketiga, Persatuan 

Indonesia: Sila ketiga secara tegas menyatakan bahwa persatuan Indonesia 

harus diutamakan di atas kepentingan golongan. Ini menjadi benteng kuat 

melawan politik identitas yang cenderung memecah belah. 

                                                      
91Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, h. 314. 
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Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan: Sila keempat ini mendorong untuk 

mengambil keputusan bersama melalui musyawarah mufakat. Dengan 

demikian, kepentingan semua kelompok dapat diakomodasi. Keadilan Sosial 

bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Sila kelima menjamin bahwa setiap warga 

negara memiliki hak yang sama atas kesejahteraan. Hal ini dapat mencegah 

munculnya kecemburuan sosial yang seringkai menjadi pemicu politik 

identitas. 

Meskipun Pancasila memiliki potensi besar untuk meredam politik 

identitas, namun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. 

Termasuk banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam 

nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Untuk itu, Pancasila sebagai ideologi yang 

sangat relevan dalam menghadapi tantangan politik identitas. Dengan 

memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun 

bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 

3. Mempromosikan Dialog Konstruktif 

Salah satu langkah strategis yang mengandung potensi positif untuk 

mencerdaskan umat adalah dialog. Dialog bukan untuk mengedepankan 

pembelaan dan pertahanan sebuah agama terhadap serangan dari luar, 

melainkan sebuah upaya memahami keimanan dari agama-agama lain. 

Dalam pandangan Ahmad Syafii Maarif, dialog antar umat beragama dapat 

berlangsung secara baik dan produktif jika masing-masing pihak rela 

menerima berbagai latar belakang identitas yang ada. Untuk ini, Ahmad Syafii 



 
 
 
 
 

180  

 

Maarif mengusulkan sebuah filosofi dialog yang tersimpul dalam kalimat, 

“Bersaudara dalam perbedaan dan berbeda dalam persaudaraan”.92 Ahmad 

Syafii Maarif menyambut pelaksanaan dialog antar umat beragama secara 

positif dan optimis. Ia menaruh harapan besar pada terselenggaranya dialog 

secara damai dan konstruktif. 

Bagi Ahmad Syafii Maarif, dialog merupakan wadah untuk 

menanamkan rasa saling percaya. Hal itu menurutnya amat penting, sebab 

rasa saling percaya dapat mengeliminir berbagai kecurigaan yang kerap 

menjadi hambatan tersendiri dalam membangun hubungan antar umat 

beragama. Kebaikan dialog antar agama hanya mungkin terlaksana secara 

baik jika ada perjumpaan intensif dalam perbedaan dan keragaman, 

perjumpaan dalam bentuk persahabatan personal, dan kegairahan menalar 

perbedaan agama-agama secara empatik. Karenanya, jika berbagai 

perbedaan dapat dikelola secara arif dan bijaksana tentu akan melahirkan 

manfaat untuk masyarakat luas.93 

Dialog konstruktif adalah percakapan yang terbuka, jujur, dan saling 

menghormati antar individu atau kelompok dengan latar belakang identitas 

yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih 

baik, mengurangi kesalahpahaman, dan mencari solusi bersama. Mengapa 

Dialog Konstruktif Penting? Karena dialog yang baik dapat meredakan 

ketegangan dan mencegah konflik yang berakar pada perbedaan identitas. 

                                                      
92Ahmad Syafii Maarif, Titik-titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafii 

Maarif, h. 233. 
93Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan Pemikiran Sang Guru 

Bangsa, h. 255. 
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Dialog juga membantu membangun hubungan yang lebih baik antar 

kelompok yang berbeda. sehingga melalui dialog, kita dapat belajar untuk 

memahami perspektif orang lain dan mengembangkan empati. Maka, dialog 

yang sehat adalah fondasi dari demokrasi yang kuat. 

Bagi peneliti mempromosikan dialog konstruktif dalam politik 

identitas adalah sebuah proses yang panjang dan kompleks. Namun, dengan 

upaya bersama, hal ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan 

harmonis. Dialog yang baik adalah investasi jangka panjang yang akan 

membawa manfaat bagi semua. 

4. Moderasi Islam 

Moderasi Islam yang dimaksud Ahmad Syafii Maarif adalah bagaimana 

dia memberikan tafsir ulang teks agama (Islam) supaya agama disikapi dan 

dipahami oleh penganutnya, esensi dan substansi agama itu sendiri. 

Tentunya bermuara pada: semakin sehatnya sikap toleransi di tengah-tengah 

umat beragama. Supaya sikap toleransi umat beragama tetap terjaga, 

menurut Ahmad Syafii Maarif, Masyarakat yang hendak dibangun haruslah: 

terbuka, demokratis, toleran, dan damai. Empat ciri utama ini menurut hemat 

Ahmad Syafii Maarif haruslah dijadikan acuan bagi semua gerakan 

pembaharuan moral dan pembaharuan masyarakat Islam di muka bumi ini. 

Islam amat mendambakan terwujudnya sebuah bangunan masyarakat yang 

berwajah ramah dan anggun. Dalam masyarakat ini perbedaan agama, 

ideologi, dan nilai-nilai budaya, tidak boleh dijadikan penghambat untuk 
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mengembalikan Islam pada esensi ajarannya yang rahmatan lil 'alamin 

(rahmat bagi seluruh alam).94 

Peneliti melihat bahwa politik identitas, yang sering kali mengacu 

pada penggunaan identitas agama, suku, atau ras untuk meraih tujuan politik, 

memang menjadi tantangan serius di banyak negara, termasuk Indonesia. 

Dalam konteks Islam, moderasi menjadi sangat krusial karena beberapa 

alasan:  

a. Mencegah Ekstremisme: Moderasi Islam dapat menjadi benteng 

yang kuat melawan paham-paham ekstremis yang sering kali 

menyalahgunakan agama untuk tujuan kekerasan atau 

diskriminasi. 

b. Menjaga Kerukunan: Dalam masyarakat yang majemuk, moderasi 

Islam membantu menjaga kerukunan antar umat beragama dan 

antar kelompok masyarakat. 

c. Menghindari Polarisasi: Politik identitas agama sering kali memicu 

polarisasi dan perpecahan. Moderasi Islam mendorong sikap 

toleransi dan saling menghormati. 

d. Menghormati Konstitusi: Moderasi Islam sejalan dengan prinsip-

prinsip negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, 

keadilan, dan persatuan. 

Ahmad Syafii Maarif berpandang bahwa, moderasi Islam merupakan 

kunci dalam menghadapi politik identitas agama. Dengan menerapkan nilai-

                                                      
94Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah 

Refleksi Sejarah, h. 26. 
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nilai moderasi dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif, toleran, 

dan damai. Dalam upaya mewujudkan moderasi Islam, tentu ada berbagai 

tantangan yang harus dihadapi, seperti radikalisasi yang masih menjadi 

ancaman serius dan membutuhkan penanganan yang komprehensif. 

kemudian penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan dapat memicu 

konflik dan perpecahan. Sampai dengan adanya pihak-pihak yang sengaja 

memanfaatkan isu agama untuk kepentingan politik.95 

5. Mengembangkan etika politik 

Ahmad Syafii Maarif merumuskan konsep "ethico religious" atau 

religiusitas etik yang menekankan moralitas dan etika dalam berpolitik. Dia 

menyerukan kepada politisi untuk mengedepankan nilai-nilai luhur dan 

mengutamakan kepentingan rakyat, bukan golongan tertentu. Dia melihat 

etika politik sebagai landasan moral dalam berpolitik. Etika ini harus menjadi 

pedoman bagi para pemimpin dan masyarakat dalam menjalankan roda 

pemerintahan.96 

Untuk mengembangkan etika politik di tengah maraknya politik 

identitas agama, Ahmad Syafii Maarif menyarankan agar pendidikan karakter 

dan nilai-nilai kebangsaan harus dimulai sejak dini. Pendidikan agama juga 

harus menekankan nilai-nilai toleransi dan moderasi. Selanjutnya ulama 

memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter umat. Ulama 

harus menjadi teladan dan memberikan pemahaman yang benar tentang 

                                                      
95Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan Pemikiran Sang Guru 

Bangsa, h. 100  
96Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan Pemikiran Sang Guru 

Bangsa, h. 103. 
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agama. Selain itu media massa juga memiliki peran yang sangat besar dalam 

membentuk opini publik. Media massa harus bertanggung jawab dalam 

menyajikan berita yang akurat dan tidak provokatif. Sehingga masyarakat 

dapat aktif terlibat dalam kehidupan politik. Masyarakat harus memilih 

pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai 

kebangsaan.97 

Peneliti merasa bahwa, politik identitas agama merupakan fenomena 

yang semakin menonjol dalam lanskap politik kontemporer. Fenomena ini, di 

satu sisi, memberikan ruang bagi kelompok-kelompok marginal untuk 

menyuarakan aspirasi dan hak-hak mereka. Namun, di sisi lain, politik 

identitas agama juga berpotensi memicu polarisasi, perpecahan, dan konflik 

sosial. Dalam konteks ini, pengembangan etika politik menjadi semakin 

krusial. Etika politik berfungsi sebagai kompas moral dalam berpolitik, 

memastikan bahwa persaingan politik tetap berjalan dalam koridor yang 

sehat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 

Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang etika politik tetap relevan 

hingga saat ini. Di tengah maraknya hoaks dan ujaran kebencian di media 

sosial, pemikirannya menjadi semacam oase di tengah gurun. Pesan-

pesannya tentang toleransi, moderasi, dan pluralisme sangat dibutuhkan 

untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pemikiran Ahmad Syafii 

Maarif cukup memberikan kontribusi terhadap politik kebangsaan di 

Indonesia. Upaya yang dia lakukan adalah mewujudkan masyarakat yang 

                                                      
97Muhammad Qorib, Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan Pemikiran Sang Guru 

Bangsa, h. 105.  



 
 
 
 
 

185  

 

toleran dan damai, di mana hal tersebut membutuhkan komitmen dan kerja 

sama dari semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, tokoh agama, dan 

media massa. Dengan komitmen bersama, untuk mewujudkan politik 

kebangsaan dapat terwujud. 

Peneliti melihat bahwa politik identitas khususnya yang berbasis 

agama, telah menjadi isu sentral dalam dinamika politik Indonesia beberapa 

dekade terakhir. Ahmad Syafii Maarif, seorang tokoh agama dan intelektual 

publik, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan 

mengkritisi fenomena ini. Ahmad Syafii Maarif secara konsisten mengkritik 

penggunaan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan politik. Politik 

identitas agama yang sering kali dimanfaatkan oleh elite politik untuk 

memobilisasi massa dan meraih keuntungan elektoral. Alih-alih menjadi 

sumber persatuan, agama justru dijadikan alat untuk memecah belah 

masyarakat. 

Lebih jauh menurut peneliti, pemikiran Ahmad Syafii Maarif 

umumnya memberikan kontribusi untuk mewujudkan politik identitas 

kebangsaan di Indonesia. Namun, ada juga yang memberikan kritik, sehingga 

terdapat kekuatan dan kelemahan dalam pemikirannya. Secara kekuatan 

argumen Ahmad Syafii Maarif mengenai bahaya politik identitas agama 

sangat relevan dengan kondisi Indonesia. Dia berhasil mengungkap 

manipulasi agama untuk kepentingan politik dan mendorong dialog antar 

umat beragama. Sedangkan pada sisi kelemahan kritiknya terhadap politik 

identitas agama sering kali dianggap sebagai serangan terhadap kelompok 
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tertentu. Hal ini dapat memicu polarisasi dan memperparah konflik. 

Peneliti melihat salah satu tantangan terbesar dalam membentuk 

iklim demokrasi yang sehat adalah para politikus yang memiliki mentalitas 

sumbu pendek. Politikus sumbu pendek adalah mereka yang tidak pernah 

mau naik kelas menjadi negarawan. Salah satu karakternya adalah daya 

jangkau mereka diibaratkan seperti sebatas pekarangan rumah yang sempit. 

Persoalan-persoalan yang lebih besar dan kompleks hanya menjadi percuma. 

Bahkan mereka tidak memiliki Integritas dan wawasan kebangsaan serta 

rasa tanggung jawab berbangsa dan bernegara. 

Di saat upaya menyelesaikan tesis ini, peneliti juga melihat beberapa 

tawaran konseptual yang berimplikasi dan sebagai jalan keluar dari tampilan 

politik identitas ini, khususnya dari mereka yang gelisah dan khawatir. 

Strategi politik identitas terus menerus digunakan sebagai tirani mayoritas 

terhadap kelompok mayoritas. Misalnya, Masdar Hilmy dalam harian Kompas 

memberikan usulan sebagaimana berikut: 

“Lantas, bagaimana mengelola politik identitas di tengah konstruksi 
negara “bukan-bukan” pertama, setiap elite politik hendaknya 
memiliki tingkat kecerdasan, sensitivitas, dan sensibilitas budaya 
terhadap berbagai isu sosial-politik yang melingkupinya. Sensitivitas 
dan sensibilitas budaya dimaksud termanifestasi dalam bentuk tutur 
kata untuk menghindari pilihan kata, diksi, atau kalimat yang dapat 
melukai perasaan sekelompok orang. Seseorang pemimpin yang bijak 
semestinya dapat mendayagunakan kecerdasannya dalam memfilter, 
memilih dan memilah ujaran-ujaran yang dapat mengayomi seluruh 
warganya. Kedua, di tingkat akar rumput, masyarakat kita harus 
diedukasi secara terus-menerus dalam rangka memperkuat 
rasionalitas publik mereka. Termasuk dalam konteks ini adalah 
mengedukasi agar mereka tidak memiliki “sumbu pendek” dalam 
merespons setiap isu sensitif (SARA) di ruang publik. Harus diakui, 
cepatnya penyebaran berbagai bentuk hoaks di ruang publik yang kita 
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miliki. Ketiga, semua elemen bangsa – utamanya aktor-aktor politik 
dan negara – harus mengambil peran aktif-partisipatif dalam 
menguraikan “narasi tebal” politik yang melampaui sekat-sekat 
primordialitas seseorang. Setiap dari kita harus senantiasa diingatkan 
konsep dan praktik politik kita harus melampaui “narasi tipis” politik 
identitas.”98 
 
Dalam bahasa sederhana peneliti, gagasan Masdar Hilmy ini 

menginginkan sebuah politik berkeadaban (berperadaban). Sebuah model 

politik yang mempertimbangkan aspek-aspek substantif di dalam kehidupan 

bermasyarakat, bukan sekedar berpikir jangka pendek demi menggalang 

sebuah kekuasaan dan pengaruh terhadap orang lain. Politik berkeadaban 

tentunya harus didukung oleh masyarakat yang juga civilized melalui dunia 

pendidikan. Mereka harus bisa membedakan mana ruang politik, kehidupan 

sosial kemasyarakatan yang membutuhkan pola hubungan harmonis antar 

sesama, dan mana kepentingan agama yang substantif yang wajib dihadirkan 

di dalam kehidupan masyarakat. 

Menambahi apa yang disampaikan Masdar Hilmy di atas, serta melihat 

dinamika interaksional yang ada di lingkungan masyarakat. Peneliti ingin 

mengajukan sebuah konsep bernama ‘politik hikmah’. Sebuah narasi tebal 

politik yang peneliti ambil dari saripati politik-profetik, para wali dan 

penyebar Islam di Indonesia, dan para penggagas keislaman-keislaman 

moderat dan pribumi. Politik hikmah yang penulis maksudkan juga bisa 

bermakna sebagai politik multi-kulturalisme dan kemanusiaan. Politik 

Madinah yang menjaga relasi atau hubungan baik antara muslim dan non-

                                                      
98Masdar Hilmy, “Mengelola Politik Identitas” pada harian Kompas Tanggal 23 

November 2017, (diakses 04 Juni 2024). 



 
 
 
 
 

188  

 

muslim di era kenabian. Politik yang tampil untuk membela masyarakat 

tanpa mempertimbangkan asal muasal manusia itu berasal. Hal inilah yang 

terlihat. 

Peneliti berpandangan bahwa, penekanan bahwa politik identitas 

harus dihindari dan diperlukan etika dalam berpolitik digantikan dengan 

politik kebangsaan yang berlandaskan Pancasila. Hal tersebut dilakukan 

untuk mendorong saling pengertian terhadap politik identitas, maka 

pendidikan multikultural dan dialog antar umat beragama menjadi penting 

untuk dilakukan. Dan kepada para pemimpin agama untuk menjadi contoh 

dalam mempromosikan toleransi dan persatuan. Dalam artikelnya, 

“Kesantunan dalam Politik”, yang dimuat (Kompas, 3 Juli 2012), Ahmad Syafii 

Maarif mengingatkan tentang bagaimana krisis peradaban juga menjangkiti 

panggung politik Indonesia. Sekali lagi dia tetap mengobarkan semangat 

kepada semua anak bangsa untuk tidak putus asa terhadap problem 

peradaban bangsa ini. 

Bagi peneliti, Ahmad Syafii Maarif adalah muazin moralitas bangsa 

yang paling gencar mengkritik sistem politik dan demokrasi Indonesia. 

Demokrasi di Indonesia saat ini banyak politikus yang miskin pengalaman 

dan wawasan keindonesiaan. Literasi politik mereka kering dan sepi 

sehingga mereka tidak mampu memahami tujuan Indonesia merdeka. Para 

politikus dan partai politik justru menciptakan gelanggang yang memiliki 

tujuan serba pragmatis. Nalar kebangsaan mereka dangkal dan tidak mampu 

membaca lebih jauh kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting. 
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Bapak egaliter di Indonesia, menurut peneliti pantas untuk 

disematkan kepadanya. Karena dia memiliki pemikiran yang sangat terbuka 

dan inklusif. Dia sangat menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. 

Sering menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan sosial dan 

ketidaksetaraan yang terjadi di masyarakat. Terus mendorong dialog antar 

agama dan membangun toleransi antar umat beragama. Sepanjang hidupnya, 

dia konsisten memperjuangkan keadilan dan hak-hak kelompok minoritas. 

Sampai akhir hayatnya, Ahmad Syafii Maarif membuktikan 

keyakinannya atas urgensi keutuhan Indonesia tersebut. Dia menjadi salah 

seorang tokoh bangsa yang mendengungkan toleransi. Menurutnya, toleransi 

adalah perekat bangsa Indonesia yang faktanya memang beraneka ragam. 

Kini dia telah pergi, tapi pesan dan pemikirannya tetap hidup dan 

berimplikasi terhadap perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Bukan 

saja karena pemikirannya jauh melampaui zamannya, tapi juga karena 

Indonesia yang beraneka ragam memang membutuhkan pesan-pesan 

toleransi dan kebinekaan semacam itu untuk tetap ekses bersama di 

Indonesia. Bahkan, pemikiran tersebut akan tetap hidup selama bangsa 

Indonesia ada. Dan boleh jadi, pemikiran semacam itulah yang akan tetap 

membuat Indonesia kuat bertahan dari berbagai guncangan konfliktual 

internal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka 

kesimpulan yang diperoleh adalah: 

1. Agama bagi Ahmad Syafii Maarif, seharusnya menjadi sumber 

moralitas dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai 

agama seperti keadilan, persamaan, dan toleransi harus menjadi dasar 

dalam berpolitik. Ahmad Syafii Maarif memandang politik sebagai 

bagian dari ibadah. Artinya, upaya untuk mewujudkan kebaikan dan 

keadilan di masyarakat adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan. 

Negara memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan seluruh 

warga negara tanpa memandang agama, suku, atau golongan. Negara 

harus menjadi wadah bagi seluruh komponen masyarakat untuk 

hidup berdampingan secara damai. Bagi Ahmad Syafii Maarif Islam 

sebagai agama rahmatan li al-'alamin (rahmat bagi seluruh alam) 

tidak membenarkan diskriminasi dan penindasan terhadap kelompok 

minoritas. Politik identitas agama cenderung memicu perpecahan di 

masyarakat karena mengutamakan kepentingan kelompok daripada 

kepentingan bersama. Penggunaan agama untuk kepentingan politik 

yang sempit bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung 

tinggi persatuan dan toleransi. Politik identitas agama dapat 
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menghambat pembangunan karena energi masyarakat tercurah untuk 

konflik horizontal daripada pembangunan yang produktif.  

2. Ahmad Syafii Maarif, sebagai seorang tokoh agama dan intelektual 

publik, memiliki landasan religiusitas etik yang kuat. Pemikirannya 

didasarkan pada interpretasi Islam yang moderat dan inklusif yang 

menekankan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan kemanusiaan. 

Ahmad Syafii Maarif secara tegas mengkritik segala bentuk 

ekstremisme dan kekerasan atas nama agama. Pemikirannya selalu 

mengarah pada upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan 

bagi seluruh rakyat. Meskipun memiliki pengaruh besar, pemikirannya 

mungkin sulit diterima oleh kelompok-kelompok Islam yang sangat 

fundamentalis. Menerapkan nilai-nilai moderasi dalam konteks sosial yang 

kompleks dan dinamis bisa menjadi tantangan. Sebagai seorang tokoh 

publik, Ahmad Syafii Maarif tidak luput dari kritik, terutama dari mereka 

yang tidak sependapat dengan pandangannya. Namun begitu pemikiran 

Syafii Maarif memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap 

politik kebangsaan Indonesia. Dia adalah salah satu tokoh yang 

konsisten memperjuangkan demokrasi dan nilai-nilai universal. Selalu 

menekankan pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Pemikirannya menjadi rujukan dalam 

upaya memperkuat moderasi beragama di Indonesia. Serta berperan 

penting dalam menjembatani perbedaan pandangan dan kepentingan 

berbagai kelompok di masyarakat 
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B. Implikasi 

Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang politik identitas agama 

menjadi rujukan penting dalam memahami dinamika sosial dan politik di 

negara kita. Pemikirannya memberikan kontribusi signifikan pada studi 

Islam, politik Indonesia, dan kajian tentang pluralisme. Pemikirannya dapat 

menjadi bahan diskusi publik yang penting, terutama dalam konteks 

meningkatnya polarisasi dan konflik sosial yang sering kali dipicu oleh isu 

identitas. Pemikirannya juga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih 

baik dalam mengelola keberagaman dan mencegah konflik berbasis 

identitas. Sehingga dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi 

mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum yang tertarik pada isu-isu 

keislaman, politik, dan sosial. Pemikirannya yang menginspirasi diharapkan 

dapat menjadi warisan intelektual yang  terus dikembangkan dan dipelajari 

oleh generasi muda. 
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