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ABSTRAK 

 

Nama   :   Raudatul Mardiah 

NIM   :   20100120042 

Jurusan/Fakultas :   Pendidikan Agama Islam/Tarbiyah dan Keguruan 

Judul :   Pendidikan Pluralisme dalam Pespektif Islam  

                                             Menurut Abdurrahman Wahid 

 Skripsi ini membahas tentang “Pendidikan Pluralisme dalam Perspektif 

Islam Menurut Abdurrahman Wahid” bertujuan untuk menjelaskan pemikiran 

Abdurrahman Wahid tentang Pendidikan Pluralisme dalam Perspektif Islam dan 

mengetahui bagaimana Pendidikan Pluralisme Abdurrahman Wahid dalam 

mengembangkan toleransi khususnya aspek moral dan religi dan urgensinya di 

Indonesia.   

 Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau yang biasa disebut 

(Library Research), dengan pendekataan deskriptif kualitatif yang dianalisa dari 

berbagai macam sumber dan referensi baik yang sifatnya primer maupun 

sekunder, dan metode analisisnya menggunakan analisis isi (content analysis). 

 Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Abdurrahman Wahid 

Pendidikan Pluralisme ialah suatu Pendidikan untuk menerima perbedaan 

sebagai sunnatullah agar saling mengenal, menghindari perpecahan, 

mengembangkan kerjasama dengan menumbuhkan rasa saling pengertian, saling 

memiliki dan bersikap inklusif, tidak membatasi pergaulan dengan siapapun, 

namun tetap meyakini kebenaran agama sendiri dengan tidak mempersamakan 

keyakinan secara total. 

 Implikasi dari penelitian ini yaitu hendaknya kita sebagai manusia harus 

menghilangkan rasa kesombongan dan keangkuhan yang melekat dalam diri kita, 

dan senantiasa kita harus ingat asal muasal dari mana kita diciptakan. Bahwa kita 

diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah, oleh karena itu kita tidak pantas 

untuk berperilaku sombong dan angkuh merasa diri yang paling benar, agar 

toleransi beragama dapat terwujudkan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

 Daftar huruf Bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
    

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
    

 Ba B be ب
    

 Ta T te ت
    

 Tsa ṡ es (dengan titik diatas) ث
    

 Jim j je ج 
    

 Ha ḥ ha (dengan titik diatas) ح 
    

 Kha kh ka dan ha خ 
    

 Dal d de د
    

 Zal ż zet(dengan titik diatas) ذ
    

 Ra r er ر
    

 Za z zet ز
    

 Sin s es س
    

 Syin sy es dan ye ش
    

 Shad ṣ es (dengan titik dibawah) ص
    

 Dhad ḍ de (dengan titik dibawah) ض
    

 Tha ṭ ط 

te (dengnan titik 

dibawah)    

 Dza ẓ ظ 

zet (dengan titik 

dibawah)    

 Ain ᾽ apostrof terbaik ع 
    

 Gain g Eg غ 
    

 Fa f Ef ف
    

 Qaf q Qi ق 
    

 Kaf k K ك
    

 Lam l ei ل
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Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tampa diberi 

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

(‘). 
 
2. Vokal 

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoton dan vokal rangkap atau difton. Vokal tunggal bahasa arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
    

 Fathah A a ا   
    

 Kasrah I i ا  
    

ُ 
dammah U u ا 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  
 

 Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fathah dan ya ai a dan i ى 
 wathah dan wau au a dan u ؤ   

     
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya, berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 Mim m em م
    

 Nun n en ن
    

 Wawu w we ٯ 
    

 Ha h ha ه
    

 Hamzah ’ apostrop ٲ
    

 Ya y ye ي
    

Harkat dan 

Nama Huruf Tanda Nama 
Huruf       

ا │ ى    … fatha dan alif ya 
   

a a dan garis di atas    
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4. Ta Marbutah 
 

Transliterasi untuk ta marbutah (ة) ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
 

mendapat harakat fathah. Kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t] 
 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
 

adalah [h]. 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda ( ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah, jika huruf (ي )dengan ber-

tasydid ( ) diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka 

transliterasinya seperti huruf maddah [i]. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa arab dilambangkan dengan huruf ( 

 aliflam ma’rifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi ( لأ

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah mupun huruf qamariah. 

kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis (-). 

 

 

 

        

 kasrah dan ya ى
   

i i dan garis di atas    
       

 dammah dan و
   

u u dan garis di atas    
ُ wau      
      



xii 
 

 
 

7. Hamza 

 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 

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

 
 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

menurut cara tranliterasi diatas. Misalnya kata al-Quran (dari al-Quran), sunnah, 

khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersbut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secarah khusus 

9. Lafz al-jalalah (الله) 

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

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

huruf hamzah. Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah transliterasi dengan huruf [t]. 
 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD), 

huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awalan nama dari 

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat, Bila nama 

diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital. 
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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 didahulaui oleh kata sandang al,-baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (JK, DP, CDK, dan DR)1 

11. Daftar Singkatan 

swt.    =Subahanahuawa ta’ala 

saw.   =Sallallahu ‘alaihi wa sallam 

As.   =‘Alaihi salam 

KBBI   =Kamus Besar Bahasa Indonesia 

H   =Halaman

 
1Muljono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiyah (Alauddin Press: Jalan Sultan 

Alauddin No.63, 2013), h. 47. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan negara plural dan majemuk yang memiliki wilayah 

luas mulai dari Sabang sampai Merauke. Sehingga wilayah-wilayah di Indonesia 

memiliki beragam perbedaan mulai dari perbedaan agama, bahasa, ras, budaya, 

kepercayaan dan sebagainya. Bangsa Indonesia sebagai negara yang tumbuh dan 

memiliki masyarakat yang heterogen tentu sulit untuk mengembangkan rasa 

saling memahami dan pengertian antar berbagai keragaman. Sehingga perbedaan 

inilah yang menjadikan Indonesia memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika, 

dengan adanya semboyan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 

setiap individu bahwa harus dapat menerima individu yang memiliki perbedaan 

dengan kita, harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. 

 Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan adanya interaksi. Interaksi 

antar individu tersebut bermacam-macam, misalnya interaksi sosial, agama, 

budaya, dan sebagainya. Proses adanya interaksi antar individu tidak hanya 

melalui pendidikan saja, akan tetapi pendidikan merupakan media utama dalam 

interaksi antar individu baik keadaan formal ataupun non formal. 

Menurut para ahli, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk 

atau plural society,1 dari segi etnis, misalnya ada suku melayu dan ada suku 

Melanesia yang selanjutnya membentuk seratus suku besar dan 1.072 suku-suku 

 
1Prof. Atho Mudzhar, Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di 

Indonesia dalam Bingkai Masyarakat Multikultural, (Jakarta:Puslitbang Kehidupan Beragama, 
2005), h. 47. 

 



2 
 

 

derivative besar dan kecil. Dari segi bahasa, terdapat ratusan bahasa yang 

digunakan di seluruh wilayah Nusantara. Dari segi pulau yang dihuni, terdapat 

sekitar 17.504 lingkungan kehidupan kepulauan. Dari segi sejarah politik lokal, 

terdapat puluhan bahkan ratusan sistem kerajaan kesukuan lama yang 

berpengaruh terhadap sistem stratifikasi sosial dan adat istiadat setempat 

sekarang. Dari segi mata pencaharian, terdapat keragaman antara kehidupan 

pedesaan dan perkotaan. Dari segi agama, terdapat sejumlah agama besar dunia 

dan sejumlah sistem kepercayaan lokal yang tersebar diseluruh wilayah 

Nusantara. 

Masyarakat semacam itu merupakan suatu fenomena unik dan menarik, 

tetapi juga bisa menjadi pangkal konflik seperti yang banyak terjadi sejak dahulu 

hingga kini. Di satu sisi keragaman dapat diterima oleh masyarakat sebagai 

sebuah keniscayaan yang disikapi dengan arif, namun di sisi lain ternyata 

menimbulkan masalah yang cukup kompleks. 

Pada hakikatnya, bangsa kita sebagai sebuah masyarakat heterogen yang 

sedang tumbuh, tentu sulit untuk mengembangkan saling pengertian yang 

mendalam antara beraneka ragam unsur-unsur etnis, budaya daerah, bahasa ibu, 

dan kebudayaannya.Paling tidak tentu saling pengertian tercapai barulah bersifat 

nominal belaka.Pola hubungan seperti itu dengan sendirinya tidak memiliki daya 

tahan yang ampuh terhadap berbagai tekanan yang datang dari perkembangan 

politik, ekonomi, dan budaya, sehingga kerukunan yang ada hanyalah kondisi yang 

rapuh.2 

 
2Abdurrahman Wahid, Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman, Kumpulan Pemikiran K.H. 

Abdurrahman Wahid Presiden ke-4 RI, (Jakarta: Kompas, 1999), h. 15. 
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Sering kali perbenturan dalam pluralisme yang mendapat sorotan tajam 

adalah mengenai pluralisme agama. Karena secara historis, di negara ini agama- 

agama besar berkembang dengan suburnya. Dan secara sosiologis, hubungan 

masing-masing agama sarat dengan berbagai dinamika, terkadang akomodatif 

dan terkadang konfrontatif. Pola hubungan akomodatif terjadi karena masing-

masing umat dapat mengaktualisasikan ajaran agamanya dengan benar sekaligus 

para pemeluk agama menaati dan mengakomodir nilai-nilai budaya lokal. 

Sedangkan mencuatnya hubungan konfrontatif disebabkan oleh sifat dan watak 

umat beragama, termasuk pemahaman agama yang sempit serta adanya 

pengaruh provokasi dari luar yang selanjutnya menyebabkan kerusuhan yang 

bernuansa agama. 

Perbedaan sikap dan pandangan, apalagi perbenturan kepentingan dapat 

membuat ketenangan suasana sewaktu-waktu berubah menjadi kebalauan. 

Mereka yang tadinya saling menghormati, tiba-tiba dapat bersikap saling 

menyalahkan. 

Dalam pelaksanannya, ada lima dimensi sebagai tujuan pendidikan 

multikultur agar peserta didik maupun pendidik bisa menjadi penyeimbang dari 

struktur masyarakat yang tertimpang kepada struktur yang berkeadilan, yaitu, 

pertama adanya integrasi pendidikan dalam kurikulum yang didalamnya 

melibatkan keragaman dalam satu kultur pendidikan yang tujuan utamanya 

adalah menghapus perasangka. Kedua, konstruksi ilmu pengetahuan yang di 

wujudkan dengan mengetahui dan mengetahui secara komperhensif keragaman 

yang ada. Ketiga, pengurangan prasangka yang lahir dari intraksi antar keragaman 

dalam kultur pendidikan. Keempat, pedagogic kesetaraan manusia yang memberi 
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ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap eleman yang beragam. Kelima, 

pemberdayaan kebudayaan sekolah adalah tujuan dari pendidikan multicultural 

yaitu agar sekolah menjadi elemen social dari struktur masyarakat yang timpang 

kepada struktur yang berkeadilan.3 

 Pendidikan didasarkan pada praduga bahwa manusia sanggup 

mempertahankan hidupnya serta mempertahankan segala aspek pengembangan 

diri untuk bertujuan meningkatkan iman, taqwa, budi perkerti, dan keterampilan 

bekerja. Hal ini sebagai konsep utama pada orientasi pendidikan.4 Berangkat dari 

folosofis diatas bahwa, pendidikan pada prinsipnya mengandung beberapa 

makna yaitu memperbaiki, membimbing, menguasai memimpin, menjaga, dan 

memelihara.5 Hal ini, dapat diindikasikan bahwa, konsep pendidikan yaitu 

sebagai alat mentransformasikan potensi manusia yang unggul, karena hal ini 

sebagai tugas sejati komunitas belajar atau pendidikan terutama dalam 

pengembanganya.6 

 Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami 

perkembangan yang cukup pesat. Tentu didalam tersebut adanya pengembangan 

khusus yang harus diterapkan kepada peserta didik untuk mengajarkan sikap 

toleran, keberagaman, memahami antara satu yang lainnya. Hal tersebut dalam 

istilah teori yaitu pluralisme pendidikan Islam sebagai tumpuan utama pada 

orientasi pendidikan. Sebagaimana Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa 

 

3Abdurrahman Wahid, Islam ku Islam Anda Islam kita Agama Masyarakat Demokratis, 

(Jakarta: the wahid institute 2006), h. 223. 

4Jusuf Amir Faesal, Reoriantasi Pendidikan Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 26. 
5 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 33. 
6Sudarwan Danim, Menjadi Komunitas Pembelajar (Kepemimpinan Tranfornasional Dalam 

Komunitas Organisasi Pembelajaran) (Jakarta: PT Bumi Askarah, 2005),  h. vi. 
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sejarah sepenuhnya menunjukkan bahwa kebesaran Islam bukan karena ideologi 

atau politik tapi justru melalui tasawuf, perdagangan, dan pengajaran.  

 Jadi antar tingkat kualitas pendidikan dan ukhuwah Islamiah dapat menjadi 

umpan balik. Kalau tingkat pendidikan seseorang tinggi atau cara berpikirnya 

demokratis, tidak mudah menghakimi dan mampu menempatkan perbedaan 

pendapat sebagi kawan berpikir, maka umat Islam yang demikian akan semakin 

banyak memperoleh nilai tambah dalam hidupnya dansejumlah alternatif untuk 

menemukan kebenaran dan memecahkan berbagai problem sosial krusial.7 

 Gus Dur mengatakan salah satu ajaran yang dengan sempurna menampilkan 

universalisme Islam adalah lima buah jaminan dasar yang diberikan agama 

samawi terakhir ini kepada warga masyarakat, baik secara perorangan maupun 

sebagai kelompok. Lima jaminan dasar tersebut adalah: Agama, jiwa, akal, harta 

dan keturunan. Untuk menyelamatkan akal Islam mewajibkan belajar 

disepanjang hayatnya, demi kelancaran proses tersebut dibutuhkan lembaga 

pendidikan sekaligus melarang hal-hal yang merusak akal seperti minuman keras. 

 Upaya untuk mewujudkan pendidikan sebagai sarana untuk melindungi 

akal menjadi wajib dilakukan, karena ini merupakan salah satu bentuk 

pribumisasi Islam. Dengan cara yang demokratis, semua bisa ikut serta dan 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran serta menghargai pendapat orang lain 

dan melihat perbedaan sebagai kemajemukan.8 

 Sikap mental yang apresiasif dan inklusif terhadap adanya keanekaragaman 

agama tersebut sejalan dengan semangat nash al-Quran surat Al-Hujurat/49: 13 

 
7Abdurrahman Wahid, Islam Di Tengah Pergulatan Sosial (Yogyakarta: Tiara Wacana, 

1993),  h. 133. 
8Umah Nandirotul, Pendidikan Islam Di Indonesia Perspektif K.H. Abdurrahman Wahid, 

Program Studi Pendidikan Agama Islam Skripsi. (STAIN Salatiga, 2013), h. 21. 
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Terjemahnya:  

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa 
di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. 

Berdasarkan tafsir Tahlili dalam al-Quran Kementerian Agama (Kemenag) 

Allah swt secara tegas menyatakan melalui firman-Nya tersebut bahwa terdapat 

kemajemukan di muka bumi ini. Adanya laki-laki dan perempuan serta perbedaan 

suku bangsa harus diterima sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin atas 

dasar keniscayaan tersebut. Bahkan kita disuruh untuk menjadikan pluralitas 

tersebut dengan berinteraksi sosial sebagai instrumen untuk menggapai 

kemuliaan di sisi Allah swt.  

Dalam sejarah perkembangan agama Islam, diketahui bahwa hijrahnya 

Nabi ke Madinah bukan bertujuan untuk membentuk negara Islam, melainkan 

hanya untuk menjamin keamanan masyarakat agamanya serta demi kondisi- 

kondisi yang dibutuhkan bagi penyiaran agama Islam. Selain itu Nabi juga ingin 

mengimplementasikan perintah-perintah Allah swt di Makkah untuk diterapkan 

di Madinah. Pada saat di Madinah, Nabi mengeluarkan sebuah Piagam yang 

menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas, 

dengan menekankan kerja sama seerat mungkin dengan sesama kaum Muslimin 

dan menyerukan kepada orang-orang Muslim dan Yahudi untuk bekerjasama 

demi keamanan mereka bersama.9 

 
9Fazlur Rahman, Islam (Bandung: Pustaka, 2000), h. 13. 
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Gagasan K.H. Abdurrahman Wahid tentang pendidikan Islam secara jelas 

terlihat pada gagasannya tentang pembaharuan pesantren. Menurutnya, semua 

aspek pendidikan Islam mulai dari visi, misi, tujuan, kurikulum, manajemen dan 

kepemimpinannya harus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan 

zaman era globalisasi. Meski demikian, menurut Gus Dur pendidikan Islam 

khususnya di pesantren juga harus mempertahankan identitas dirinya sebagai 

penjaga tradisi keilmuan klasik, dalam arti tidak larut sepenuhnya dengan 

modernisasi, tapi mengambil sesuatu yang dipandang manfaat positif untuk 

perkembangan disamping itu pendidikan Islam harus lepas dari dikotomi 

pengetahuan. Hal ini dimaksudkan supaya peserta didik memiliki ilmu agama 

yang kuat sekaligus juga memiliki ilmu yang kuat secara seimbang.10 

Dengan adanya pluralisme ini diharapkan akan mampu mewujudkan 

sebuah sikap yang mengakui bahwa terdapat sebuah perbedaan yang harus 

ditempatkan pada tempat yang tinggi kedudukannya dalam menjalankan 

kehidupan umat beragama secara menyeluruh. Hal ini perlu dilakukan dan 

diperlihatkan melalui upaya yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan 

salah satu umat beragama, melainkan juga mewakili kepentingan-kepentingan 

masyarakat lain yang heterogen (berbeda-beda).  

Sehingga nantinya umat beragama tidak hanya bisa melaksanakan dan 

menghargai pluralisme, namun akan mencapai taraf untuk mengambil hikmah 

atau ajaran positif dari agama lain yang tentunya tidak bertentangan dengan 

prinsip agama yang dianut.11 Pluralisme terutama menyangkut pluralisme social 

 
10Abdul Manab, Pendidikan Islam Dalam Membangun Budaya Kosmopolitan Perspektif K.H. 

Abdurrahman Wahid Skripsi. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012), h. 21. 
11Imam Sukardi, Pilar Islam Bagi Pluralisme Modern (Solo: Tiga Serangkai, 2003),  h. 130 
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merupakan titik temu nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti keadilan, 

kesetaraan, dan hak asasi manusia. Pluralisme merupakan sistem nilai yang 

memandang eksistensi kemajemukan secara positif dan optimis, serta 

menerimanya sebagai suatu kenyataan. Pluralisme yang ditekankan 

Abdurrahman Wahid adalah pluralisme dalam bertindak dan berpikir.  

Pluralisme dalam bertindak mensyaratkan seseorang untuk tidak 

membatasi pergaulan dengan orang lain (eksklusif) meskipun berbeda 

keyakinan. Pluralisme dalam berpikir adalah kesediaan untuk menerima atau 

mengambil gagasan atau pemikiran dari kalangan lain. Sikap hidup yang demikian 

merupakan realisasi dari pandangan demokratis, toleran dan pluralistik 

Abdurrahman Wahid. Sikap itu pula yang bisa menjelaskan keluasan pergaulan 

dan wawasan Abdurrahman Wahid yang ternyata bersumber dari banyak sekali 

ajaran, nilai moral, dan budaya yang ada di dunia termasuk faktor pendidikan 

yang diterima di dalam keluarga dan pendidikan formal yang ditekuninya bahkan 

sampai kepada keaktifannya di berbagai organisasi kemasyarakatan.  

Oleh sebab itu, pendidikan yang sampai sekarang masih diyakini 

mempunyai peran besar dalam membentuk karakter generasi muda penerus 

bangsa, maka melalui sistem pendidikannya, sebuah pendidikan pluralisme akan 

sangat dibutuhkan serta dapat memelihara dan berupaya menumbuhkan 

pemahaman yang inklusif pada anak bangsa. Dengan suatu orientasi untuk 

memberikan penyadaran akan pentingnya sikap saling menghargai, 

menghormati dan bekerja sama dengan agama-agama lain.  

Tugas Pendidikan pluralisme menurut Abdurrahman Wahid yaitu 

membentuk masyarakat yang mengakui perbedaan sebagai ketentuan dari 
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Tuhan, serta menjalin kerjasama meskipun berbeda agama. Abdurrahman Wahid 

mengembangkan pluralisme dengan bertindak dan berpikir. Dalam bertindak 

yaitu hendaknya kita bersikap inklusif, tidak membatasi pergaulan dengan orang 

lain, meski berbeda keyakinan. Asumsi-asumsi tersebut melahirkan kegelisahan 

terutama dalam benak penulis ingin mengkaji secara inten dan kritis khususnya 

pluralisme dalam perspektif Abdurrahman Wahid dan bagaimana landasan-

landasan pemikiran pendidikan Islam terutama dalam konteks ke indonesiaan. 

Hal ini sebagai batas penelitian dalam makalah tersebut.  

Pluralisme agama adalah suatu sikap meghargai, menghrmati dan 

mengembangkan keadaan yang bersifat plural (beragam). Dalam konteks agama 

pluralism ini berkiblat pada teori bahwa semua agama memiliki jalan yang 

berbeda, meski demikian persamaannya adalah setiap agama memiliki tujuan 

yang sama dan absolut yaitu Tuhan, dengan demikian diperlukan trasnformasi 

pendididkan yang berbasis pluralisme, yang di dalamnya tertuang keberagamaan 

yang inklusif, menghindari ekslusif, karena sifat ekslusif hanya akan 

menimbulkan perpecahan atau disharmonisasi dalam kehidupan. Untuk dapat 

menelaah konsep pluralisme sosial sosok K.H. Abdurrahman Wahid yang tertuang 

dalam karya-karya beliau, maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pendidikan Pluralisme dalam Perspektif Islam menurut 

Abdurrahman Wahid.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah di paparkan 

sebelumya maka penulis merumuskan pokok permasalahan dalam kajian skripsi 
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ini memfokuskan pada bagaimana konsep pendidikan pluralisme menurut 

Abdurrahman Wahid. 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

 Permasalahan tentang Pendidikan pluralisme merupakan suatu 

problematika yang amat luas dan kompleks. Maka oleh karena itu, untuk 

menghindari melebarnya permasalahan pada pembahasan ini, maka dibuatlah 

batasan/fokus masalah pokok penelitian yang akan dibahas dalam kajian skripsi 

ini agar fokus pembahasannya lebih jelas dan teratur. Berikut table Pengertian 

judul dan ruang lingkup pembahasan: 

Tabel 1.1 

Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

 

Pengertian Judul Ruang Lingkup Pembahasan 

Pendidikan Pluralisme Perspektif 

Abdurrahman Wahid 

Dalam perspektif Abdurrahman 

Wahid, Pendidikan pluralisme 

merupakan suatu Pendidikan untuk 

menerima perbedaan sebagai 

sunnatullah agar saling mengenal, 

menghindari perpecahan,   

mengembangkan kerja sama dengan 

menanamkan rasa saling pengertian, 

saling memiliki dan bersikap inklusif, 

tidak membatasi pergaulan dengan 

siapapun, namun tetap meyakini 
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kebenaran agama sendiri dengan tidak 

mempersamakan keyakinan secara 

total.   

Perbandingan antara pluralisme 

dengan Abdurrahman Wahid 

•  Pluralisme merupakan suatu sikap 

saling mengerti, memahami, dan 

menghormati adanya perbedaan-

perbedaan demi tercapainya 

kerukunan antar umat beragama. 

Dan dalam berinteraksi dengan 

aneka ragam agama tersebut, umat 

beragama diharapkan masih 

memiliki komitmen yang kokoh 

terhadap agamanya masing-

masing. 

• Pluralisme yang ditekankan 

Abdurrahman Wahid, adalah 

pluralisme dalam bertindak dan 

berpikir. Pluralisme dalam 

bertindak mensyaratkan seseorang 

untuk tidak membatasi pergaulan 

dengan orang lain (eksklusif) 

meskipun berbeda keyakinan. 

Pluralisme dalam berpikir adalah 

sekediaan untuk menerima atau 
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mengambil gagasan atau pemikiran 

dari kalangan lain. Pluralisme yang 

di praktekkan dan diajarkan Gus 

Dur tidak sekedar menghormati 

dan menghargai keyakinan atau 

pendirian orang lain dari agama 

yang berbeda, tetapi juga disertai 

kesediaan untuk menerima ajaran-

ajaran yang baik dari agama lain.  

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka adalah mendeteksi adanya relevansi penelitian yang 

dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu, agar dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi penulis yang selanjutnya dikaji oleh peneliti dengan jalan 

membaca, menelaah dan mencari laporan dan data-data yang terkait. Adapun 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti untuk 

menunjang hasil tinjauan teoretis sesuai dengan topik penelitian yang diangkat 

oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi, Cici Widya Sari. “Nilai-Nilai Pluralisme dalam Buku Tuhan Tidak Perlu 

Dibela Karya K.H Abdurrahman Wahid”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan nilai-nilai pluralisme yang terdapat dalam buku Tuhan tidak 

Perlu Dibela karya K.H Abdurrahman Wahid. Agar tujuan tersebut dapat 

tercapai, maka digunakan penelitian kepustakaan (Library Research). Teknik 

pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan analisis isi (content analysis) yang berhubungan dengan isi yang 
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terkandung dalam buku Tuhan tidak Perlu Dibela karya K.H Abdurrahman 

Wahid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pluralisme yang 

terdapat dalam buku Tuhan tidak Perlu Dibela karya K.H Abdurrahman Wahid 

adalah kebebasan beragama seperti sekuler tidak sekuler atau sederhana, 

syahdu, menghargai perbedaan pendapat seperti lebaran tanpa takbiran, 

saling membatu (tolong menolong) dan menghargai perbedaan fisik, bahasa 

dan kebudayaan seperti, sang romo, rumah dan bambu atau lagu jawa di 

restoran Padang. Oleh sebab itu, buku ini dapat dijadikan sebagai bahan 

bacaan tambahan dalam menambah wawasan tentang pendidikan 

pluralisme.12 

Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki persamaan dan 

perbedaan. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

sama-sama membahas tentang pemikiran dari seorang tokoh K.H. Abdurrahman 

Wahid.  

Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

adalah penelitian saudari Cici Widya Sari lebih memfokuskan pemikiran Gus Dur 

pada bidang Nilai-Nilai Pluralisme dalam Buku Tuhan Tidak Perlu Dibela K.H 

Abdurrahman Wahid dan pada penelitian ini saya lebih memfokuskan pemikiran 

Gus Dur pada bidang Pendidikan Pluralisme dalam Perspektif Islam. 

2. Skripsi, Akbar Sahid. “Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif KH. 

Abdurrahman Wahid”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data 

tentang konsep pendidikan hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia, gagasan 

 
12Cici Widya Sari, Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Buku Tuhan Tidak Perlu Dibela Karya K.H 

Abdurrahman Wahid Skripsi. Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau 
(Pekanbaru, 2022). 
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pendidikan hak asasi manusia menurut KH. Abdurrahman Wahid dan berbagai 

kontribusi serta kiprah KH. Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan 

nilai-nilai hak asasi manusia yaitu penegakan hak asasi manusia bagi bangsa 

dan masyarakat indonesia, pluralisme dan demokrasi. Penelitian ini dilakukan 

dengan metodologi penelitian kepustakaan, pengumpulan data, dan analisis 

data. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku mengenai masalah 

yang diteliti. Sedangkan analisis data dilakukan untuk memberikan uraian 

secara deskripsi dan menarik kesimpulan tersebut.13 

Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki persamaan dan 

perbedaan. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitin ini adalah 

sama-sama membahas tentang pemikiran dari seorang tokoh K.H Abdurrahman 

Wahid. 

Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

adalah penelitian saudara Akbar Sahid lebih memfokuskan pemikiran Gus Dur 

pada bidang Pendidikan Hak Asasi Manusia dan pada penelitian ini saya lebih 

memfokuskan pemikiran Gus Dur pada bidang Pendidikan Pluralisme dalam 

Perspektif Islam. 

3. Skripsi, Ana Fitriatus Shobah. “Pesan Moral Pada Buku Islamku Islam Anda 

Islam Kita Karya Abdurrahman Wahid dalam Menyikapi Pluralisme Agama”. 

Adanya pluralisme agama menentukan sikap untuk saling menghargai dan 

menghormati satu sama lain. Moral dalam menyikapi pluralisme agama ini 

dapat dianalisis melalui sebuah tulisan, salah satunya buku Islamku Islam 

Anda Islam Kita yang didalamnya secara garis besar membahas mengenai 

 
13Akbar Sahid, Pendidikan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif K.H. Abdurrahman 

Wahid” Skripsi. Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati (Cirebon, 2015). 
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moral dan pluralisme agama. Hal inilah yang membuat penulis tertarik karena 

buku ini dapat menjadi salah satu media dalam mengkaji terkait persoalan 

moral dan pluralisme agama. Penelitian ini bertujuan untuk mendesktipsikan 

serta menganalisis isi pesan moral pada buku Islamku Islam Anda Islam Kita 

karya Abdurrahman Wahid. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis 

adalah kepustakaan (library research). Analisis data dalam penelitian 

menggunakan metode analisis isi (content analysis).14 

Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki persamaan dan 

perbedaan. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

sama-sama membahas pemikiran dari seorang tokoh  K.H Abdurrahman Wahid. 

Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

adalah penelitian saudari Ana Fitriatus Shobah lebih memfokuskan pemikiran 

Gus Dur pada bidang Pesan Moral Pada Buku Islamku Islam Anda Islam Kita dan 

pada penelitian ini saya lebih memfokuskan pemikiran Gus Dur pada bidang 

Pendidikan Pluralisme dalam Perspektif islam. 

4. Faisol, dengan judul “Pendidikan Islam Perspektif Abdurrahman Wahid”. 

Penelitian ini di desain sebagai penelitian pustaka menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif sedangkan dalam pengumpulan datanya menggunkan 

metode dokumentasi dan digali menggunakan sumber data primer dan 

sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content 

analysis). Dimana penelitian ini mengkaji bahwa pendidikan Islam merupakan 

sebuah perpaduan antara pemikiran tradisionalis dengan pemikiran barat 

 
14Ana Fitriatus Shobah, “Pesan Moral Pada Buku Islamku Islam Anda Islam Kita Karya 

Abdurrahman Wahid Dalam Menyikapi Pluralisme Agama” Skripsi. Fakultas Dakwah Dan Ilmu 
Komunikasi UIN Raden Intan (Lampung, 2021). 
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modern, dengan tidak mendapatkan esensi Islam itu sendiri. Gus Dur 

berusaha dengan komitmen mempertahankan nilai-nilai lama yang baik, 

namun tetap melihat kedepan dan mengadopsi pemikiran barat modern yang 

sangat relevan dengan Islam. Sehingga dari sintesa tersebut menghasilkan 

neomodernisme untuk melihat pesan utuh al-Quran. 

Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki persamaan dan 

perbedaan. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, 

sama-sama membahas pemikiran dari seorang tokoh K.H Abdurrahman Wahid. 

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, 

penelitian saudara Faisol lebih memfokuskan pemikiran Gus Dur pada bidang 

Pendidikan Islam dan pada penelitian ini saya lebih memfokuskan pemikiran Gus 

Dur pada bidang Pendidikan Pluralisme dalam Perspektif Islam. 

5. Ady Irawan (2013) dengan judul “Pendidikan Multikultural dalam persperktif 

Abdurrahman Wahid”. Penelitian ini di desain sebagai penelitian pustaka 

menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan dalam pengumpulan datanya 

menggunakan metode dokumentasi dan digali menggunakan sumber data 

primer dan sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

(content analysis). Hasil penelitian ini meliputi (a) landasan dasar pemikiran 

multicultural perspektif Abdurrahman Wahid, (b) Pendidikan Multikultural 

perspektif Abdurrahman Wahid adalah bertumpu pada nilai-nilai 

multicultural yaitu: pluralisme, humanisme, dan demokrasi. (c) Upaya 

Pribumisasi pendidikan multicultural dalam konteks Pendidikan Nasional 

yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid yang terdapat dalam karakteristik 
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Islam pribumi diantarannya: kontekstual, toleran menghargai teradisi, bersifat 

progresif dan membebaskan. 

Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki persamaan dan 

perbedaan. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, 

sama-sama menggagas pemikiran dari seorang tokoh guru bangsa yakni K.H 

Abdurrahman Wahid.  

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, 

penelitian saudara Ady Irawan lebih memfokuskan pemikiran Gus Dur pada 

bidang Pendidikan Multikultural dan pada penelitian ini saya lebih memfokuskan 

pemikiran Gus Dur pada bidang Pendidikan Pluralisme dalam Perspektif Islam. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan atau yang biasa disebut (Library Research), yaitu penelitian yang 

menggunakan buku-buku sebagai sumber data dengan fokus pendekatan filosofis 

dan historis. Pendekatan filosofis digunakan untuk merumuskan secara jelas 

hakikat yang mendasari konsep-konsep pemikiran15. Lebih lanjut pendekatan 

filosofis dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam 

problem krusial yang dihadapi pendidikan Islam diantaranya: eksklusifitas, 

intoleransi, dan diskriminasi terhadap orang lain yang berbeda paham serta 

paradigma pendidikan yang sentralistik. Dengan harapan ditemukan solusi untuk 

perbaikan lebih lanjut. 

 
15Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: 

Kanisius, 1990), h. 92. 
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Sedangkan pendekatan historis dimaksudkan untuk mengkaji, 

mengungkap biografi, karyanya serta corak perkembangan pemikirannya dari 

kacamata kesejarahan, yakni dilihat dari kondisi sosial politik dan budaya pada 

masa itu.16 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

 Pemikiran K.H Abdurrahman Wahid yang berupa pemikiran-pemikiran 

secara langsung yang telah tertuang dalam bentuk tulisan-tulisan, baik berupa 

buku yang ia tulis sendiri maupun yang diedit oleh orang lain, artikel, makalah 

dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. 

b. Data Sekunder 

 Data ini merupakan data penunjang yang dijadikan alat untuk membantu 

dalam penelitian, yaitu beberapa sumber berupa buku, karya ilmiah, jurnal dan 

hal pendukung yang saling berhubungan dengan data primer. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yakni 

mengumpulkan buku-buku, makalah, jurnal, web/internet, ataupun informasi 

lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian untuk mencari hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku dan sebagainya yan mempunyai 

keterkaintan dengan Konsep Pendidikan Pluralisme menurut K.H Abdurrahman 

Wahid. 

d. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

 
16Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, h. 62. 
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yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehinggah mudah dipahami oleh diri 

sendiri dan orang lain.17 Setelah data-data penelitian terkumpul, maka langkah 

selanjutnya penulis menentukan teknis analisis. Teknis analisis yang digunakan 

ialah analisis isi (content analysis), yaitu upaya menafsirkan ide atau gagasan 

“pluralisme” dari seorang tokoh Abdurrahman Wahid, kemudian ide-ide tersebut 

dianalisis secara mendalam dan seksama guna memperoleh nilai positif untuk 

menjawab masalah krusial pendidikan agama Islam saat ini. Dengan 

menggunakan teknik analisis (content analysis), maka prosedur kerja yang 

peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan karakteristik pesan, maksudnya adalah pesan dari ide konsep 

pluralisme yang digagas oleh Abdurrahman Wahid. Selanjutnya, mencoba 

melakukan pemahaman yang mendalam apakah dari konsep tersebut 

berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan Islam. 

b. Penelitian dilakukan secara sistematis, artinya dilakukan tidak saja melihat 

ide pemikiran Gus Dur, tetapi juga melihat kondisi masyarakat ketika ide 

tersebut muncul. Oleh karena itu untuk masuk kepada konsep “pluralisme”, 

perlu bagi penulis untuk melihat secara kronologis munculnya ide 

“pluralisme” yang digagas oleh Abdurrahman Wahid tentunya dengan tidak 

mengabaikan latar belakang kehidupan serta pendidikan yang ditempuh oleh 

seorang Abdurrahman Wahid. Selanjutnya, setelah mengetahui inti konsep 

 
17Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 

224. 
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tersebut penulis melakukan penelitian lanjutan dalam rangka menjawab 

problem krusial pendidikan Islam. 

c. Langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan sementara, 

karena harapan penulis penelitian ini akan ditindak lanjuti oleh peneliti lain 

mengingat Abdurrahman Wahid masih memungkinkan untuk mengeluarkan 

ide-ide barunya berkaitan dengan fokus penelitian ini. 

 Adapun pola berpikir yang digunakan penulis dalam menarik 

kesimpulan ialah pola berpikir: Induktif, yaitu pola pemikiran yang berangkat 

dari suatu pemikiran khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.18 

Pokok- pokok pemikiran Abdurrahman Wahid tentang pluralisme dianalisa satu 

per satu kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai 

sebuah generalisasi dari corak pemikiran Abdurrahman Wahid. Pola berpikir 

deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari yang umum ke yang khusus.19 

Model penalaran ini digunakan ketika menganalisa satu konsep pemikiran 

Abdurrahman Wahid dengan mengemukakan berbagai data-data serta logika- 

logika untuk sampai pada satu konsep tersebut. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Sejalan dengan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan 

dalam rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Menjelaskan pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai konsep pluralisme 

 
18Hadi Sutrisno, Metodologi Research (Yogyakarta: Yasbit, Fakultas Psikologi Universitas 

Gajahmada),  h. 37. 
19Moh. Ali, Penelitian Pendidikan: Prosedur Dan Strategi (Bandung: Aksara, 1987), h. 16. 
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b. Mengetahui bagaimana konsep pluralisme Abdurrahman Wahid dalam 

membangun toleransi khususnya aspek moral dan religi dan urgensinya di 

indonesia. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan dari penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu dari 

segi teoritis dan praktisnya yaitu: 

a. Kegunaan Teoretis (akademik) 

 Hasil penelitian ini akan berkontribusi positif kepada para akademisi, 

khususnya para penulis dan penggiat pendidikan dalam melihat problema 

pendidikan dewasa ini. Melalui hasil penelitian ini pula diharapkan mampu 

memperkaya data dan memperluas khazanah kepustakaan yang bisa menjadi 

referensi penelitian setelahnya. 

b. Kegunaan Praktis (sosial) 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman terhadap 

pentingnya pluralisme dalam perspektif pemikiran Gus Dur, sehingg dalam 

menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara mampu hidup berdampingan 

secara rukun dan turut mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan 

makmur. 
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BAB II 

BIOGRAFI K.H ABDURRAHMAN WAHID 

 

A. Biografi K.H Abdurrahman Wahid 
 

1. Biografi 

Abdurrahman Wahid, yang akrab dipanggil dengan nama Gus Dur 

bernama lengkap Abdurrahman al-Dakhil. Beliau lahir pada tanggal 4 Agustus 

1940 di Desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Gus Dur merupakan putra pertama 

dari enam bersaudara. Ayahnya bernama Wahid Hasyim seorang putra dari 

pendiri pondok pesantren Tebu Ireng dan organisasi besar Nahdatul Ulama (NU), 

merupakan organisasi terbesar di Indonesia beliau bernama K.H Hasyim Asy’ari. 

Ibunya bernama Hj. Solehah, juga merupakan putri dari tokoh besar Nahdatul 

Ulama (NU) dan pendiri pesantren Denanyar, Jombang, K.H Bisri Syamsuri dan 

Ro’is Am Syuriah Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU).1 Dari pernikahan Gus 

Dur dengan Shinta Nuriyah, mereka dikaruniai empat orang anak, semuanya 

perempuan yakni Alissa Qotrunnada Munawwarah Wahid, Zannuba Ariffah 

Chafsoh Wahid, Annita Hayatunnufus Wahid, dan Inayah Wulandari Wahid.2 

a. Alissa Qotrunnada Munawwarah Wahid 

Alissa Qotrunnada Munawwarah Wahid atau lebih dikenal dengan sebutan 

Alissa Wahid adalah puteri sulung mendiang Presiden Republik Indonesia, K.H. 

Abdurrahman Wahid dan Ibu Nyai. Hj. Shinta Nuriyah. Hari-hari kehidupan Alissa, 

 
1Abudin Nata, Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), h. 338. 
2Faisol, Gus Dur Dan Pendidikan Islam: Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan Di Era 

Global (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2011), h. 71. 
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seperti ditulis Nur Khalid Ridwan, bisa disimpulkan sebagai pendidik, penggerak, 

dan seorang trainer handal.  

Alissa dilahirkan di kota Jombang pada tanggal 25 Juni 1973. Alissa lahir dan 

menikmati masa kecilnya di kompleks pesantren Denanyar, Jombang, sebuah 

pesantren milik kakek dari jalur ibundanya. Dari sisi ibu, nasab Alissa 

bersambung dengan Kiai Bisri Syamsuri, Mantan Rais Aam PBNU dan pendiri 

pesantren Denanyar. Sementara dari jalur ayahnya, Gus Dur, Alissa bersambung 

dengan hadhratussyaikh Kiai Hasyim Asy’ari, pendiri sekaligus Rais Akbar 

Nahdlatul Ulama. 

Kiai Husein Muhammad, seorang kiai yang disebut dekat dengan Gus Dur 

dalam sebuah kesempatan pernah memberi penjelasan ihwal nama Alissa. 

Menurut Buya Husein, Alissa adalah nama tokoh utama dalam novel berbahasa 

Prancis, yang dalam Bahasa Indonesia berarti “gerbang yang tertutup”. Sementara 

Qathrunnada adalah sebuah nama kitab tentang ilmu gramatikal Bahasa Arab 

yang ditulis oleh seorang sarjana Bahasa besar zaman dulu Ibnu Hisyam. Ia 

menulis kitab ilmu nahwu dnegan judul, “Qathrunnada Wa ball al-Shada”, yang 

jika diterjemahkan ke  dalam Bahasa Indonesia bermakna “tetesan embun 

membasahi kehausan”. 

Dalam Kongges Ulama Perempuan Indonesia yang berlangsung perdana di 

Pesantren Kebon jambu, jawa Barat, Alissa banyak terlibat di berbagai hal. Ketika 

acara berlangsung ia menjabat sebagai Devisi Konten Kreatif dan Dokumentasi. 

Greg Barton, salah seorang penulis Biografi Gus Dur menyebut bahwa Alissa 

Wahid lahir ketika Gus Dur masih tinggal di Jombang. Akan tetapi, Gus Dur sudah 

bolak-balik antara Jombang dan Jakarta. Kehidupan ekonomi keluarganya pada 
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waktu itu belum juga stabil sehingga Ibu Shinta berjualan Es Lilin dan Kacang 

Tayamum untuk menambah pemasukan.  

Alissa menyelesaikan pendidikan dasar hingga Sekolah Menengah Atas di 

Kota Jakarta, sebab sejak usia 14 tahun Alissa dan keluarganya diboyong Gus Dur 

ke Ibukota. Menempati rumah sederhana di daerah Jakarta Pusat, Alissa bersama 

keluarga menghabiskan masa kecilnya.     

Selepas SMA Alissa melanjutkan pendidikan tingginya di Kota Gudeg, 

Yogyakarta tepatnya di Universitas Gadjah Mada program Psikologi. Di perguruan 

tinggi ini ia menyelesaikan pendidikan sarjana dan pascasarjana. Semenjak di 

bangku kuliah ia aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Misalnya, ia ikut 

mendirikan dan membina beberapa sekolah unggul di Yogyakarta. 

Alissa menempuh kehidupan rumah tangga bersama Erman Royadi. Dari 

pernikahan itu, ia dikaruniai 4 orang anak, di antaranya Parikesit Nuril Azmi, 

Shabrina Aksara Ashakiran Arinka, Dimas Adjani Ismoyo Maulana Annadzief, dan 

Areta Zakiyah Saka Asmara. 

Pada tahun 2012 untuk melanjutkan cita-cita Gus Dur, ia mendirikan 

jaringan Gusdurian dan ia sendiri menjadi Koordinator Nasional. Alissa bersama 

Gusdurian sebagai NGO (Non-Governmental Organization) aktif dalam isu-isu 

kultural seperti pendidikan, kultul, dan kebudayaan. Sebagai orang yang lahir 

dalam kultur dan rahim NU, ia juga terpanggil untuk aktif di dalamnya. Di 

organisasi yang didirikan leluhurnya, ia tercatat sebagai Wakil Ketua Lembaga 

Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU). Bersama Mahfud MD dan 

beberapa tokoh lain pada 2019 ia mendirikan Gerakan Suluh Kebangsaan, yang 

berkeliling Indonesia untuk melakukan rekonsilisasi pasca pemilu 2019. 
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b. Zannuba Ariffah Chafsoh Wahid 

Zannuba Ariffah Chafsoh lahir pada tanggal 29 Oktober 1974, Jombang, Jawa 

Timur, yang dikenal dengan nama Yenny Wahid, adalah seorang politikus 

Indonesia, aktivis Nahdlatul Ulama, dan direktur Wahid Institute. Ia merupakan 

Pendiri Partai Kedaulatan Bangsa, yang kemudian melebur dengan Partai 

Indonesia Baru (PIB) menjadi Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB). 

Ia menjabat sebagai Komisaris garuda Indonesia Sejak Januari 2020 hingga 

mengundurkan diri pada Agustus 2021. 

Yenny wahid adalah adalah anak kedua dari pasangan Abdurrahman Wahid 

dan Shinta Nuriyah. Ia mempunyai seorang kakak, Alissa Wahid dan dua orang 

adik, Anita Wahid dan Inayah Wahid. 

Pada 15 Oktober 2009 Yenny menikah dengan Dhorir Farisi. Dari 

pernikahannya itu ia dikaruniai 3 orang anak, pada 13 Agustus 2010, Yenny 

melahirkan putrinya, Malica Aurora Madhura. Yenny kemudian melahirkan anak 

keduanya Amira, pada 14 Agustus 2012. Ia melahirkan putri ketiganya, Raisa 

Isabella Hasna, pada 3 maret 2014. 

Seperti ayahnya, ia terlahir dalam lingkungan keluarga Nahdlatul Ulama. 

Pola pokirnya pun tidak jauh dengan ayahnya yang lebih mengedepankan islam 

yang moderat, menghargai pluralisme dan pembawa damai. Setamat dari SMA 

Negeri 28 Jakarta pada 1992, Yenny menempuh studi Psikologi di Universitas 

Indonesia. Kemudian atas saran ayahnya, Yenny memutuskan keluar dari 

Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikannya dalam Jurusan Desain 

Komunikasi Visual di Universitas Trisakti. Ia kemudian melanjutkan studi 

administrasi publik di Universitas Harvard, Amerika Serikat. 
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Selepas mendapat gelar sarjana desain dan komunikasi visual dari 

Universitas Trisakti, Yenny memutuskan untuk menjadi wartawan. Sebelum 

terjun secara khusus mendampingi ayahnya, Yenny bertugas sebagai reporter di 

Timur-Timur dan Aceh. Ia menjadi koresponden koran terbitan Australia, The 

Sydney Morning Herald dan The Age (Melbourne) antara tahun 1997 dan 1999. 

Saat itu, meski banyak reporter keluar dari Timor-Timur, Yenny tetap bertahan 

dan melakukan tugasnya. Ia sempat kembali ke Jakarta setelah mendapat 

perlakukan kasar dari misili, namun seminggu kemudian ia kembali ke sana. 

Liputannya mengenai Timor-Timur pasca referendum mendapatkan anugrah 

Walkley Award. 

Yenny juga terlibat dalam peliputan atmosfer Jakarta yang mencekam 

menjelang Reformasi 1998. Pada saat itu, ia juga pernah ditodong senjata oleh 

oknum anggota ABRI yang sedang berusaha mensterilkan jalan lingkar Trisakti. 

Belum terlalu lama menekuni pekerjaannya, ia berhenti bekerja karena ayahnya 

Gus Dur, terpilih menjadi presiden RI ke-4. Sejak itu, kemanapun Gus Dur pergi, 

Yenny selalu berusaha mendampingi ayahnya, dengan posisi Staf Khusus 

Presiden Bidang Komunikasi Politik. 

Setelah Gus Dur tidak lagi menjabat sebagai presiden, Yenny melanjutkan 

pendidikannya dan memperoleh gelar Magister Administrasi Publik dari 

Universitas Harvard di bawah beasiswa Mason. Sekembalinya dari Amerika 

Serikat pada 2004, Yenny kemudian menjabat sebagai direktur Wahid Institute 

yang saat itu baru berdiri. Hingga kini ia menduduki jabatan tersebut. 

Semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Yenny sempat 

mengabdi sebagai staf khusus bidang Komunikasi Politik selama satu setahun 
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sebelum ia mengundurkan diri dengan alasan tidak ingin perbedaan kepentingan 

dengan jabatannya pada Partai Kebangkitan Bangsa. Yenny manjabat sebagai 

Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2005-2010. Namun kemudian 

ia diberhentikan dari posisi tersebut pada 2008. 

Yenny kemudian mendirikan partai politik sendiri dengan nama Partai 

Kedaulatan Bangsa. Kemudian pada 2012, Partai Kedaulatan Bangsa dan Partai 

Indonesia Baru (PIB), yang dipimpin oleh Kartini Sjahrir, melebur menjadi satu 

dengan nama Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB). Yenny ditunjuk 

sebagai ketua umum partai tersebut.  

Pada 2009,  dia dinobatkan sebagai salah satu penerima penghargaan Young 

Global Leader oleh World Economic Forum. Yenny juga merupakan anggota dari 

global Council on Faith. Pada 2018, ia telah menyatakan dukungannya secara 

publik untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf. Pada Januari 2020, ia ditunjuk menjadi 

Komisaris Independen Garuda Indonesia di mana ia menjadi perwakilan publik. 

c. Annita Hayatunnufus Wahid 

Annita Hayatunnufus  Wahid atau lebih dikenal dengan sebutan Annita 

Wahid merupakan putri ketiga dari pasangan Presiden Abdurrahman Wahid dan 

Shinta Nuriyah yang lahir di Jombang, 29 November 1977. Annita Wahid memiliki 

dua kakak dan satu adik, adapun nama ketiga saudaranya itu yakni, Alissa 

Qotrunnada Munawwarah Wahid (kakak pertama), Zannuba Ariffah Chafsoh 

Wahid (kakak kedua), Inayah Wulandari wahid (adik). 

Annita Wahid dikenal sebagai salah satu penggerak Gusdurian, wadah 

gerakan non-politik praktis yang melanjutkan keteladanan Gus Dur. Diketahui, 

Annita Wahid memiliki gelar studi Sarjana Hubungan Internasional, FISIP UI 
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(1996-2002). Tidak hanya itu, Annita Wahid memiliki gelar master of arts dalam 

Development Management, Ruhr-Universitaet-Bochum, Jerman (2004-2006). 

Annita menempuh kehidupan rumah tangga bersama Imam Jehan 

Akbarsyah Sikumbang. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai 2 orang anak. 

d. Inayah Wulandari Wahid 

Inayah Wulandari Wahid atau lebih dikenal dengan sebutan Inayah Wahid 

lahir 31 Desember 1982 dan beliau belum menikah karena saat ini ia masih lajang. 

Inayah adalah aktivis dan pemeran berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan anak 

bungsu dari Presiden indonesia keempat, Abdurrahman Wahid. Inayah bergerak 

dengan Positive Movement (PM) dan Gusdurian yang aktif menyikapi persoalan 

sosial khususnya isu-isu Hak Asasi Manusia. Untuk aktivitasnya ini, Inayah 

diganjar penghargaan Apresisasi Perempuan Berpengaruh pada Agustus 2023 

lalu. 

Inayah juga dikenal sebagai pemeran panggu memalui penampilannya di 

berbagai panggung teater nasional. Ia tercatat beberapa kali tampil di dalam 

pertunjukan Indonesia Kita bersama pemeran senior Butet Kartaredjasa. Selain 

itu, Inayah kerap kali tampil dalam pertunjukan monolog, salah satunya yang 

bertajuk Negeri sarung pada 2022. Inayah terkenal dengan gayanya yang kritis di 

atas panggung. Ia tak segan-segan melontarkan kritik tajam berkenaan dengan 

berbagai situasi sosial hingga politik tanah air. Pada tahun 2016 hingga 2018, 

Inayah menjadi salah satu pemeran utama bernama Naya dalam komedi situasi 

OK-JEK yang disiarkan oleh NET. 

Gus Dur memiliki keturunan darah biru, menurut Clifford Greertz Gus Dur 

termasuk golongan santri dan priyai sekaligus. Baik keturunan ayah maupun 
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ibunya, ia menempati strata sosial tertinggi dalam masyarakat Indonesia. Gus Dur 

merupakan cucu dari dua ulama terkemuka Nahdatul Ulama dan salah satu tokoh 

terbesar di Indonesia. Selain itu Gus Dur adalah keturunan Brawijaya IV (Lembu 

Peteng) melalui dua jalur yaitu ki Ageng Tarub I dan Joko Tingkir. Ir. Soekarno 

yang merupakan presiden pertama republik Indonesia bersama dengan kawan- 

kawan serta ayah Gus Dur merupakan tokoh perumus Piagam Jakarta. Beliau 

pernah menajabat sebagai Menteri Agama pada masa Republik Indonesia Serikat. 

Meskipun termasuk golongan ningrat namun Gus Dur tidak pernah 

mencerminkan kehidupan seorang ningrat, ia berproses dan hidup seperti 

masyarakat pada umumnya.3  

Masa kecil Abdurrahman Wahid tidak seperti kebanyakan anak-anak 

seusianya. Beliau memilih tinggal bersama kakeknya, K.H. Hasyim Asy’ari dari 

pada bersama ayahnya. Kakeknya mengajarkan ia membaca al-Quran di pondok 

pesantren Tebu Ireng, Jombang. Beliau mengenal banyak tokoh-tokoh politik 

karena kakeknya merupakan tokoh terkenal dan banyak didatangi oleh orang-

orang penting, maka sejak kecil Abdurrahman Wahid sudah mengenal banyak 

tokoh politik maupun orang-orang penting tersebut. 

Di usia 13 tahun, Abdurrahman Wahid harus kehilangan ayahnya, dan 

hidup sebagai anak yatim. Ayahnya meninggal dunia pada usia 38 tahun 

disebabkan oleh kecelakaan kendaraan. Saat itu Abdurrahman Wahid melakukan 

perjalanan menggunakan kendaraan bersama ayahnya. Ia berada di depan dan 

ayahnya di belakang. Ketika mobil yang digunakan terbalik, ayahnya terlempar 

keluar dan mengalami luka parah. Sehari setelah kejadian tersebut ayahnya 

 
3Dedy Junaed.i dkk, Beyond The Symbol Jejak Antropologis Pemikiran Dan Gerakan Gus Dur 

(Bandung: Rosdakarya, 2000), h. 6. 
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meninggal dunia. Kepergian ayahnya meninggalkan beban psikologis bagi 

Abdurrahman Wahid. Ia harus bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga 

dan Nahdatul Ulama. Tempat tinggalnya yang biasa ramai didatangi tamu-tamu 

penting sekarang sudah tidak ramai lagi setelah orang tuanya meninggal dunia. 

B. Riwayat Pendidikan 

Pertama kali belajar, Gus Dur kecil belajar pada sang kakek, K.H. Hasyim 

Asy‟ari. Saat serumah dengan kakeknya, Ia diajari mengaji dan membaca al-

Qur‟an di Ponpes. Tebu Ireng, Jombang. Dalam usia lima tahun Ia telah lancar 

membaca al-Qur‟an. Selanjutnya pada usia 13 tahun, Abdurrahman Wahid harus 

sudah kehilangan ayahnya, yang meninggal pada usia 38 tahun karena kecelakaan 

mobil. 

Dahulu, pada saat sang ayah pindah ke Jakarta, di samping belajar formal 

di sekolah, Gus Dur juga mengikuti les privat Bahasa Belanda. Guru lesnya 

bernama Willem Buhl, seorang Jerman yang telah masuk Islam, yang mengganti 

namanya dengan Iskandar. Untuk menambah pelajaran Bahasa Belanda tersebut, 

Buhl selalu menyajikan musik klasik yang biasa dinikmati oleh orang 

dewasa.Inilah pertama kali persentuhan Gus Dur dengan dunia Barat dan dari sini 

pula Gus Dur mulai tertarik dan mencintai musik klasik. 

Namun dalam waktu yang pendek, Gus Dur tidak terlihat sebagai peserta 

didik yang  cemerlang.  Pada  tahun  1954,  setahun  setelah  Ia menamatkan 

sekolah dasar dan memulai Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Ia 

terpaksa mengulang kelas satu karena gagal dalam ujian. Kegagalan tersebut 

disebabkan oleh karena seringnya Ia menonton pertandingan sepak bola 

sehingga Ia tak mempunyai cukup waktu untuk menegerjakan pekerjaan rumah 
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(PR). Lalu pada tahun 1954 tersebut, ketika sang ibu berjuang sendirian untuk 

membesarkan anaknya (karena telah ditinggalkan suaminya dalam kecelakaan 

maut) sementara Gus Dur sendiri kurang berhasil dalam pelajaran sekolahnya, ia 

dikirim ke Yogyakarta untuk melanjutkan sekolah di SMP. Di kota ini Ia berdiam 

di rumah seorang teman ayahnya Kiai Junaidi, seorang anggota Majlis Tarjih 

Muhammadiyah. Dan untuk melengkapi pendidikannya, Ia juga pergi ke 

pesantren al Munawwir di Krapyak yang terletak di luar kota Yogyakarta tiga kali 

seminggu. 

Ketika menjadi peserta didik SMP tersebut, hobi membacanya semakin 

mendapatkan tempat. Gus Dur, misalnya, didorong oleh gurunya untuk 

menguasai Bahasa Inggris, sehingga dalam waktu satu-dua tahun Gus Dur 

menghabiskan beberapa buku dalam bahasa Inggris serta untuk meningkatan 

kemampuan bahasa Inggrisnya sekaligus untuk menggali informasi, Gus Dur aktif 

mendengarkan siaran lewat radio Voice of America dan BBC London. 

Di toko-toko buku di Yogyakarta yang menyediakan buku-buku untuk 

mahasiswa-mahasiswa UGM, Gus Dur dapat menemukan judul- judul buku 

menarik. Sebagai seorang remaja, ia mulai mencoba memahami tulisan-tulisan 

Plato dan Aristoteles, dua orang pemikir penting bagi sarjana-sarjana mengenai 

Islam zaman pertengahan. Pada saat yang sama ia bergulat memahami Das 

Kapital karya Marx dan What is To be Done karya Lenin, kedua buku yang mudah 

diperoleh dinegeri ini ketika Partai Komunis Indonesia membuat kemajuan besar. 

Ia juga banyak tertarik pada ide Lenin tentang keterlibatan sosial secara radikal, 

seperti dalam Infantile Communism dan dalam LittleRed Book- Mao. 

Setamat dari SMP, dari tahun 1957-1959 Gus Dur melanjutkan belajarnya 
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di Pesantren Tegalrejo Magelang Jawa Tengah. Pesantren ini diasuh oleh K.H. 

Chudhari, sosok Kyai yang humanis, shaleh dan guru yang dicintai. Kyai Chudhari 

inilah yang memperkenalkan Gus Dur dengan ritus-ritus sufi dan menanamkan 

praktek-praktek ritual mistik. Di bawah bimbingan Kyai ini pula, Gus Dur mulai 

mengadakan ziarah ke kuburan-kuburan keramat para wali di Jawa. 

Setelah menghabiskan dua tahun di pesantren Tegalrejo, Gus Dur pindah 

kembali ke Jombang, di Pesantren Tambak Beras di bawah bimbingan KH. Wahab 

Chasbullah. Ia belajar di sini hingga tahun 1963 dan selama kurun waktu itu ia 

selalu berhubungan dengan Kiai Bisri Syansuri. Selama tahun pertamanya di 

Tambak Beras, Gus Dur mendapat dorongan untuk mulai mengajar. Dan 

kemudian ia mengajar di madrasah modern yang didirikan di kompleks pesantren 

dan juga menjadi Kepala sekolahnya. Selama masa ini pula ia tetap berkunjung ke 

Krapyak secara teratur. Di kota ini ia tinggal di rumah Kiai Ali Ma‟shum. Pada 

masa inilah Gus Dur mengalami konsolidasi dalam studi formalnya tentang Islam 

dan sastra arab klasik. Di kalangan pesantren ia dianggap sebagai peserta didik 

yang cemerlang. Studinya ini banyak bergantung pada kekuatan ingatan, hampir-

hampir tidak memberikan tantangan kepada Gus Dur yang mempunyai ingatan 

yang amat kuat walaupun ia dikenal sebagai peserta didik yang malas dan kurang 

disiplin dalam studi formalnya. Pada bulan November 1963, Gus Dur mendapat 

beasiswa dari Menteri Agama berangkat ke Kairo-Mesir untuk melanjutkan studi 

di Universitas al-Azhar. 

Pada saat ia tiba di Universitas al-Azhar, ia diberitahu oleh pejabat 

Universitas itu bahwa dirinya harus mengikuti kelas khusus untuk memperbaiki 

pengetahuan bahasa arabnya karena tidak memiliki ijazah dari pesantren, 
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meskipun ia telah lulus berbagai studi di pondok pesantren. Di sekolah Ia merasa 

bosan, karena harus mengulang mata pelajaran yang telah ditempuhnya di 

Indonesia. Untuk menghilangkan kebosanan, Gus Dur sering mengunjungi 

perpustakaan dan pusat layanan informasi Amerika (USIS) dan toko-toko buku di 

mana Ia dapat memperoleh buku-buku yang dikehendaki. 

Terdapat kondisi yang menguntungkan saat Gus Dur berada di Mesir, di 

bawah pemerintahan Presiden Gamal Abdul Nasser, seorang nasionalis yang 

dinamis, Kairo menjadi era keemasan kaum intelektual.Kebebasan untuk 

mengeluarkan pendapat mendapat perlindungan yang cukup.Pada tahun 1966 

Gus Dur pindah ke Irak, sebuah negara modern yang memiliki peradaban Islam 

yang cukup maju. Di Irak Ia masuk dalam Departement of Religion di Universitas 

Baghdad sampai tahun 1970. Selama di Baghdad, Gus Dur mempunyai 

pengalaman hidup yang berbeda dengan di Mesir. Di kota seribu satu malam ini 

Gus Dur mendapatkan rangsangan intelektual yang tidak didapatkan di Mesir. 

Di kota ini Ia merasa cocok karena tidak hanya mempelajari sastra arab, 

filsafat, dan teori-teori sosial barat, tetapi ia bisa memenuhi hobinya untuk 

menonton film-film klasik. Bahkan, Gus Dur merasa lebih senang dengan sistem 

yang diterapkan Universitas Baghdad yang dalam beberapa segi dapat dikatakan 

lebih berorientasi barat dari pada sistem yang diterapkan al-Azhar. Selama 

belajar di Timur Tengah inilah Gus Dur menjadi Ketua Persatuan Mahasiswa 

Indonesia untuk Timur Tengah (1964-1970). 

Di luar dunia kampus, Gus Dur rajin mengunjungi makam-makam keramat 

para wali, termasuk makam Syekh Abdul Qadir al-Jailani, pendiri jamaah tarekat 

Qadiriyah. Ia juga menggeluti ajaran Imam Junaid al-Baghdadi, seorang pendiri 
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aliran tasawuf yang diikuti oleh jamaah NU. Di sinilah Gus Dur menemukan 

sumber spiritualitasnya. 

Selepas belajar di Baghdad Gus Dur bermaksud melanjutkan studinya ke 

Eropa. Akan tetapi persyaratan yang ketat tidak dapat dipenuhinya, akhirnya 

yang dilakukan adalah melakukan kunjungan dan menjadi pelajar keliling, dari 

satu Universitas ke Universitas lainnya. Pada akhirnya Ia menetap di Belanda 

selama enam bulan dan mendirikan Perkumpulan Pelajar Muslim Indonesia dan 

Malaysia yang tinggal di Eropa. Untuk biaya hidup, dua kali sebulan Ia pergi ke 

pelabuhan untuk bekerja sebagai pembersih kapal tanker. Gus Dur juga sempat 

pergi ke Mc Gill University di Kanada untuk mempelajari kajian-kajian keislaman 

secara mendalam. Namun, akhirnya Ia kembali ke Indonesia setelah terilhami 

berita-berita yang menarik sekitar perkembangan dunia pesantren. 

Pada tahun 1971, Sepulang dari Timur Tengah, Gus Dur kembali ke 

Jombang, menjadi guru. Ia mengajar di Fakultas Ushuluddin Universitas Tebu 

Ireng Jombang. Tiga tahun kemudian Ia menjadi Sekretaris Pesantren Tebu Ireng 

dan pada tahun yang sama, Gus Dur mulai aktif menulis. Lewat tulisan-tulisannya, 

gagasan dan pemikirannya, Ia mulai mendapat perhatian dari khalayak. 

Pada pertengahan 1970-an, secara beraturan Ia telah menjalin hubungan 

dengan Cak Nur dan Djohan Efendi. Karena itu, ketika pindah ke Jakarta Ia 

semakin intens bergabung dalam rangkaian forum akademik dan kelompok-

kelompok kajian. Dari sini Gus Dur mulai sering mendapat undangan menjadi 

nara sumber di sejumlah forum diskusi keagamaan dan dunia pesantren, baik 

dalam maupun luar negeri. 
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Semangat belajar Gus Dur memang belumlah surut. Pada tahun 1979 Gus 

Dur ditawari untuk belajar ke sebuah Universitas di Australia guna 

mendapatkkan gelar Doktor.Akan tetapi maksud yang baik itu tidak dapat 

dipenuhi, sebab semua promotor tidak sanggup, dan menggangap bahwa Gus Dur 

tidak membutuhkan gelar tersebut.Memang dalam kenyataannya beberapa 

disertasi calon doktor dari Australia justru dikirimkan kepada Gus Dur untuk 

dikoreksi, dibimbing yang kemudian dipertahankan di hadapan sidang akademik. 

Setelah pindah ke Jakarta, mula-mula Gus Dur merintis Pesantren 

Ciganjur.Pada awal tahun 1980, Gus Dur dipercaya sebagai Wakil Katib Syuriah 

PBNU.Gus Dur pun menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada tahun 

1983.pada 1984 Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh tim ahl halli wa al-‟aqdi 

yang diketuai KH. As‟ad Syamsul Arifin untuk menjabat ketua umum PBNU pada 

Muktamar ke- 27 di Situbondo.jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada 

Muktamar ke-28 di Pesantren Krapyak Yogyakarta (1989) dan Muktamar di 

Cipasung Jawa Barat (1994). Jabatan Ketua Umum PBNU kemudian dilepas ketika 

Gus Dur terpilih menjadi Presiden RI ke-4.selama menjadi Presiden, pemikiran 

beliau masih mengundang kontroversi. Sering kali pendapatnya berbeda dari 

pendapat banyak orang. 

Catatan perjalanan karier Gus Dur yang patut dituangkan dalam 

pembahasan ini adalah Ia menjadi ketua Forum Demokrasi untuk masa bakti 

1991-1999, dengan sejumlah anggota yang terdiri dari berbagai kalangan, 

khususnya kalangan nasionalis dan non muslim. Anehnya lagi, Gus Dur menolak 

masuk dalam organisasi ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).Tidak 

hanya menolak bahkan menuduh organisasi kaum „elit Islam‟ sebagai dengan 
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organisasi sektarian. 

Gus Dur juga pernah mengumumkan Tahun Bam Cina (Imlek) menjadi hari 

libur nasional dan mencabut larangan penggunaan huruf Tionghoa, berusaha 

membuka hubungan dengan Israel, sempat tercatat dalam keanggotaan Yayasan 

Shimon Peres, memisahkan Polri dari TNI, mengembalikan nama Papua, merintis 

perdamaian dengan GAM di Aceh, dan banyak "pluralisme" lain. Demokrasi juga 

tentu saja adalah bagian vital perjuangan seorang Gus Dur. 

Dari paparan tersebut di atas memberikan gambaran betapa kompleks 

dan rumitnya perjalanan Gus Dur dalam meniti kehidupannya, bertemu dengan 

berbagai macam orang yang hidup dengan latar belakang ideologi, budaya, 

kepentingan, strata sosial dan pemikiran yang berbeda.Dari segi pemahaman 

keagamaan dan ideologi, Gus Dur melintasi jalan hidup yang lebih kompleks, 

mulai dari yang tradisional, ideologis, fundamentalis, sampai modernis dan 

sekuler. Dari segi kultural, Gus Dur mengalami hidup di tengah budaya Timur 

yang santun, tertutup, penuh basa-basi, sampai dengan budaya Barat yang 

terbuka, modern dan liberal. Demikian juga persentuhannya dengan para 

pemikir, mulai dari yang konservatif, ortodoks sampai yang liberal dan radikal 

semua dialami. 

Inilah sebabnya mengapa Gus Dur selalu kelihatan dinamis dan sulit 

dipahami. Kebebasannya dalam berpikir dan luasnya cakrawala pemikiran yang 

dimilikinya melampaui batas-batas tradisionalisme yang dipegangi 

komunitasnya sendiri. Gus Dur wafat, hari Rabu, 30 Desember 2009, di Rumah 

Sakit Cipto Mangunkosumo (RSCM), Jakarta, pukul 18.45 WIB akibat berbagai 

komplikasi penyakit, diantaranya jantung dan gangguan ginjal yang dideritanya 
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sejak lama. 

C. Karya-Karya K.H Abdurrahman Wahid 

Sejak 1971 tulisan-tulisan Gus Dur telah dikenal luas sebagai representasi 

kaum sarungan (Pesantren), padahal jika dicermati isi tulisannya, banyak yang 

mengedepankan analisis progresif. Gus Dur menawarkan pandangan baru untuk 

menjawab persoalan-persoalan yang sedang tren saat itu. Dunia tulis-menulis Gus 

Dur dimulai sejak Beliau menjadi pengurus Sekolah Mu’allimat pondok pesantren 

Tambak Beras, Jombang. Mulai 1961, aktif mengirimkan artikelnya untuk majalah 

Horison dan Budaya jawa. Tulisan-tulisannya semakin meningkat ketika ia berada 

di Kairo. Pada 1964, bersama Musthofa Bishri (Gus Mus, Rembang), Gus Dur 

menerbitkan majalah Perhimpunan Pelajar Indonesia Kairo (PPI-Kairo). 

Pada 1972, Gus Dur mulai memberikan ceramah dan seminar secara 

berkala di sela-sela aktivitasnya menulis untuk majalah Tempo dan 

Kompas.Kolom-kolomnya mendapat sambutan sangat baik. 

Intensitasmenulisnya semakin tinggi setelah LP3ES menerbitkan Jurnal Prisma 

yang mengedepankan pemikiran sosial yang kritis. Bagi Gus Dur, menulis atau 

berceramah bukan sekedar menebarkan ide-ide segar kepada masyarakat, 

melainkan juga berfungsi sebagai perlawanan kultural terhadap rezim yang 

berkuasa. Hingga tahun 2000, Incres mengumpulkan 493 tulisan Gus Dur yang 

terbagi dalam berbagai bentuk, yakni:4 

Tabel Bentuk-Bentuk Tulisan Gus Dur 

No Bentuk Tulisan Jumlah Keterangan 

 
4 Munawar Ahmad, Ijtihad Politik Gus Dur Analisis wacana Kritis, (Yogyakarta: LKiS,2010), 

h. 126-127. 
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1 Buku 12 Terdapat Pengulangan 

2 Terjemahan 1 Bersama Wahid Hasyim 

3 Kata Pengantar Buku 20 - 

4 Epilog Buku 1 - 

5 Antologi 41 - 

6 Artikel 263 Tersebar di Beberapa Majalah dan 

Koran 

7 Kolom 105 Tersebar di Beberapa Majalah 

8 Makalah 50 Sebagian Besar Tidak di 

Publikasikan 

 Jumlah 493 - 

Setelah tahun 2000, terbit 3 buku kumpulan tulisan Gus Dur lainnya, yaitu 

Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid SelamaEra Lengser (60 artikel), 

Gus Dur Bertutur (2 artikel), dan Universalisme dan Kosmopolitanisme Peradaban 

Islam (20 artikel yang dimuat di Kompas). Spektrum intelektualitas Gus Dur 

mengalami perluasan dari waktu ke waktu, terutama wacana yang 

dikembangkannya. Temuan Incress (2000) mengidentifikasi perkembangan 

tersebut sesuai dengan periodesasi per sepuluh tahun, mulai 1970-2000. 

Tabel Tema-Tema Tulusan Gus Dur 

No Periode Jumlah Keterangan 

1 1970-an 37 Tradisi Pesantren, Moderenisasi Pesantren, NU, 

HAM, Reinterpretasi Ajaran, Pembangunan, 

Demokrasi 
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2 1980-an 198 Dunia Pesantren, NU, Ideologi Negara 

(Pancasila), Pembangunan, Militerisme, 

Pengembangan Masyarakat, Pribumisasi Islam, 

HAM, Modernisasi. 

3 1990-an 253 Pembaruan ajaran Islam, demokrasi, 

Kepemimpinan Umat, Pembangunan, HAM, 

Kebangsaan, Parpol, Gendre, Toleransi Agama, 

Universalisme Islam, NU, Globalisasi. 

4 2000-an 122 Budaya, Demokratisasi, HAM, Ekonomi dan 

Keadilan Sosial, Ideologi dan Negara, Tragedi 

Kemanusiaan, Islam dan Fundamentalisme. 

Sedangkan buku-buku Kumpulan tulisan Gus Dur yang telah 

dipublikasikan adalah: 

a. Bunga Rampai Pesantren (Dharma Bakti, 1979) 

b. Muslim di Tengah Pergumulan (Lappenas, 1981) 

c. Kiai Menggugat Gus Dur Menjawab, Suatu Pergumulan Wacana dan 

Transformasi (Fatma Press, 1998) 

d. Universalisme dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam (Kompas, 

1991) 

e. Kiai Nyentrik Membela Pemerintah (LKiS, 1997) 

f. Tabayun Gus Dur (LKiS, 1998) 

g. Islam, Negara, dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus 

Dur (Erlangga, 1999) 

h. Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman (Kompas, 1999) 
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i. Tuhan Tidak Perlu Dibela (LKiS, 1999) 

j. Prisma Pemikiran Gus Dur (LKiS, 1999) 

k. Membangun Demokrasi (Rosda Karya, 1999) 

l. Mengurai Hubungan agama dan Negara (Grasindo, 1999) 

m. Melawan Melalui Lelucon (Tempo, 2000) 

n. Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Desantara, 2001) 

o. Menggerakkan Tradisi (LKiS, 2001) 

p. Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser 

(LKiS, 2002) 

q. Gus Dur Bertutur (Proaksi, 2005) 

r. Islamku, Islam Anda, Islam Kita (The Wahid Istitute, 2006) 

s. Membangun Demokrasi (Rosdakarya, 1999)   

D. Penghargaan K.H. Abdurrahman Wahid 

a. Pada 1993, Gus Dur menerima penghargaan Ramon Magsaysay Award, 

sebuah “Nobel Asia” dari pemerintah Filipina. Penghargaan ini 

diberikan karena Gus Dur dinilai berhasil membangun landasan yang 

kokoh bagi toleransi umat beragama, pembangunan ekonomi yang 

adil, dan tegaknya demokrasi di Indonesia 

b. Pada akhir 1994, Gus Dur juga terpilih sebagai salah seorang Presiden 

WCRP (World Council for Religion and Peace-atau Dewan Dunia untuk 

Agama dan Perdamaian). 

c. Pada tahun 1996 dan 1997, majalah Asiaweek memasukkan Gus Dur 

dalam daftar orang terkuat di Asia. Gus Dur menjadi pemimpin besar 

dan diakui dunia karena pemikirannya dan gerakan sosial yang 
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dibangunnya mempunyai dampak yang luas terhadap demokrasi, 

keadilan dan toleransi keagamaan di Indonesia. 

d. Dia ditahbiskan sebagai "Bapak Tionghoa" oleh beberapa tokoh 

Tionghoa Semarang di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, pada 10 

Maret 2004. 

e. Pada 11 Agustus 2006, Gadis Arivia dan Gus Dur mendapatkan Tasrif 

Award-AJI sebagai Pejuang Kebebasan Pers 2006. Gus Dur dan Gadis 

dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam 

memperjuangkan kebebasan berekspresi, persamaan hak, semangat 

keberagaman, dan demokrasi di Indonesia. 

f. Ia mendapat penghargaan dari Simon Wiethemthal Center, sebuah 

yayasan yang bergerak di bidang penegakan HAM di Israel, karena 

dianggap sebagai salah satu tokoh yang peduli dalam persoalan HAM. 

g. Gus Dur memperoleh penghargaan dari Mebal Valor yang berkantor di 

Los Angeles karena Wahid dinilai memiliki keberanian membela kaum 

minoritas. 

h. Dia juga memperoleh penghargaan dari Universitas Temple dan 

namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi Abdurrahman 

Wahid Chair of Islamic Studies5 

Selain itu, Gus Dur juga memperoleh banyak gelar Doktor Kehormatan 

(Doktor Honoris Causa) dari berbagai Perguruan Tinggi ternama di berbagai 

negara, antara lain: 

 
5 M. Hanif Dhakiri, 41 Warisan Kebesaran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 43-44. 



42 
 

 

a. Doktor Kehormatan bidang Kemanusiaan dari Netanya University, 

Israel (2003) 

b. Doktor Kehormatan bidang Hukum dari Konkuk University, Seoul, 

Korea Selatan (2003) 

c. Doktor Kehormatan dari Sun Moon University, Seoul, Korea Selatan 

(2003) 

d. Doktor Kehormatan dari Soka Gakkai University, Tokyo, Jepang (2002) 

e. Doktor Kehormatan bidang Filsafat Hukum dari Thammasat 

University, Bangkok, Thailand (2000) 

f. Doktor Kehormatan dari Asian Institute of Technology, Bangkok, 

Thailand (2000) 

g. Doktor Kehormatan bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi 

dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Sorborne 

University, Paris, Perancis (2000) 

h. Doktor Kehormatan dari Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 

(2000) 

i. Doktor Kehormatan dari Twente University, Belanda (2000) 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG PLURALISME 

A. Pendidikan Pluralisme 

1. Pengertian Pendidikan Pluralisme 

a. Pluralisme 

Pluralisme dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata yakni “plural” 

(beragam) dan “isme” (paham) yang berarti “the existence of many different group 

of people in one society, for example people of different reces or of different political 

or religious beliefs” (Keberadaan banyak kelompok orang yang berbeda dalam satu 

masyarakat, misalnya orang dari ras yang berbeda atau dari keyakinan politik 

atau agama yang berbeda). Pluralisme merupakan sikap, pemahaman, dan 

kesadaran terhadap kenyataan adanya kemajemukan, keragaman sebagai suatu 

keniscayaan, serta memberikan makna yang signifikan terhadap pembinaan dan 

perwujudan kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah manusiawi dan 

bermartabat.1 

Pluralisme dapat diartikan sebagai suatu kesedihan untuk menerima suatu 

keberagaman atau yang disebut sebagai pluralitas yang artinya yaitu untuk hidup 

secara toleran yang ada pada tatanan masyarakat yang memiliki perbedaan suku, 

golongan, agama, adat hingga pandangan hidup. Sebagai pengimplikasian 

pluralisme yaitu ada pada tindakan yang bermuara di pengakuan kebebasan 

dalam mencari informasi, sehingga untuk mencapai pluralisme diperlukan 

adanya kematangan dari kepribadian seseorang dan/atau sekelompok orang.2 

 
1Said Agil Husin Al Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 

h. 89. 
2Akhmad Basuni, Aktualisasi Pemikiran Pluralisme KH. Abdurrahman Wahid Studi 

Program Pendidikan Pluralisme The Wahid Institute (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 25. 
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Pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan 

menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok 

masyarakat. Kemajemukan dimaksud misalnya dilihat dari segi agama, suku, ras, 

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

pembentukan aneka macam kelompok lebih kecil, terbatas dan khas, serta yang 

mencirikhaskan dan membedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang 

lain, dalam suatu kelompok masyarakat yang majemuk dan yang lebih besar atau 

lebih luas. Misalnya masyarakat Indonesia yang majemuk, yang terdiri dari 

berbagai kelompok umat beragama, suku, dan ras, yang memiliki aneka macam 

budaya atau adat istiadat. 

Dalam pengertian filosofisnya, pluralisme adalah paham atau ajaran yang 

mengacu kepada adanya kenyataan yang lebih dari satu (individu). Dengan 

demikian, secara mendasar dicegah adanya pemutlakan, baik dalam pemikiran 

maupun sikap. Sedangkan dalam kacamata sosiologi, pluralisme mengacu kepada 

keberbagaian kelompok di dalam masyarakat, dan sebagai demikian juga 

mempunyai pandangan yang beraneka terhadap apa yang secara sosial 

dipahaminya dan dikehendakinya. Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian 

sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Pluralisme adalah keberadaan 

atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu 

masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam satu 

badan, kelembagaan dan sebagainya.3 Pluralisme melindungi kesetaraan dan 

munumbuhkan rasa persaudaraan di antara manusia baik sebagai individu 

maupun kelompok. Pluralisme menuntut upaya untuk memahami pihak lain dan 

 
3Syamsul Ma’arif, Pendidikan Pluralisme Di Indonesia (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), 

h. 94. 
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kerjasama mencapai kebaikan bersama, kelompok-kelompok minoritas dapat 

berperan serta dalam suatu masyarakat sama seperti peranan kelompok 

mayoritas. Pluralisme dilindungi oleh hukum negara dan hukum internasional.4 

Pluralisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut; Pertama, Realitas 

fundamental bersifat jamak, berbeda dengan dualisme yang menyatakan bahwa 

realitas fundamental ada dua dan monisme menyatakan bahwa realitas 

fundamental hanya satu. Kedua; Banyak tingkatan hal-hal dalam alam semesta 

yang terpisah tidak dapat diredusir dan pada dirinya independent. Ketiga; Alam 

semesta pada dasarnya tidak ditentukan dalam bentuk dan tidak memiliki 

kesatuan atau kontinuitas harmonis yang mendasar, tidak ada tatanan kohern 

dan rasional fundamental.5 

Pluralisme mempunyai berbagai jenis atau macam yang ada di masyarakat 

secara umum, yaitu antara lain; 

1). Pluralisme Agama 

Keberagaman agama dalam masyarakat menjadikan hidup ini lebih 

berwarna. Keberagaman tersebut dapat diimbangi dengan sikap toleransi. Sebab, 

bila keberagaman agama tidak disertai dengan sikap toleransi akan 

mengakibatkan perpecahan maupun konflik dalam masyarakat. 2). Pluralisme 

Ilmu Pengetahuan. Pertumbuhan dalam ilmu pengetahuan dapat menunjukkan 

hak-hak individu dalam memutuskan kebenaran yang sifatnya universal bagi 

masing-masing individu. 

   

 
4Mohamed Fathi Osman, Islam, Pluralisme & Toleransi Keagamaan Pandangan al-Quran, 

Kemanusiaan, Sejarah, Dan Peradaban, Terj.Irfan Abubakar (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 
2006), h. 3. 

5Syaiful Rahman M, ‘Islam Dan Pluralisme’, Jurnal Fikrah, 2 No.1 (2014), h. 6. 
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3). Pluralisme Sosial  

Dalam lingkungan sosial, interaksi dalam masyarakat dapat ditunjukkan 

dengan rasa saling menghormati satu dengan yang lain. Hidup berdampingan 

tanpa adanya konflik merupakan sebuah cita-cita yang hendak tercapai dalam 

pluralisme. 

4). Pluralisme Media  

Media merupakan salah satu apek terpenting sebagai alat dalam 

menyiarkan informasi dan memiliki wewenang secara keberadaannya telah 

diakui oleh negara. Dalam pengamalannya untuk penyampaian pendapat ini 

beragam adanya, misalnya saat adanya Pilihan Presiden di Indonesia. Dalam 

berbagai contoh sosial media ada yang mendukung salah satu calon dan yang 

satunya mendukung calon yang berbeda. 

5). Pluralisme Budaya  

Keberagaman unsur budaya seringkali menjadi penyebab utama 

terjadinya konflik di berbagai negara. Pemicu dari adanya konflik budaya dalam 

masyarakat adalah timbulnya persaingan sera adanya sikap primordialisme dan 

egosentrisme, dimana masyarakat menganggap bahwa entis yang mereka miliki 

adalah etnik yang paling baik. 

b. Pendidikan Pluralisme Menurut Abdurrahman Wahid 

 Pendidikan pluralisme Abdurrahman Wahid didasarkan pada 

penghormatan yang mendalam terhadap tradisi keilmuan NU, yang prinsip 

pluralismenya terdapat dalam al-Quran dan al-Hadits. Dengan mengakui 

perbedaan sebagai keniscayaan bahwa Allah memang menciptakan perbedaan itu 

agar saling mengenal dan menghindari perpecahan. Konsep pluralisme yang 
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didasarkan pada QS. al-Hujurat ayat 13, menurut Gus Dur ayat tersebut jelas 

menunjuk kepada perbedaan yang senantiasa ada antara laki-laki dan perempuan 

serta antar berbagai bangsa atau suku bangsa. Dengan demikian, perbedaan 

merupakan sebuah hal yang diakui Islam, sedangkan yang dilarang adalah 

perpecahan dan keterpisahan.  

 Beliau tidak mempersamakan keyakinan secara total, karena masing- 

masing percaya bahwa akidahnya sendiri adalah benar. Namun hendaknya kita 

tetap meyakini kebenaran agama kita sendiri. Kendati demikian kita harus tetap 

menciptakan suasana yang harmonis. Sehingga dipahami bahwa Pluralisme 

bukanlah ide yang menyatakan semua agama sama. Kita semua mengakui dan 

menyadari bahwa setiap agama mempunyai ajaran yang berbeda-beda.Tetapi 

perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk menebarkan konflik dan perpecahan. 

 Perbedaan justru dapat dijadikan sebagai katalisator untuk memahami 

anugerah Tuhan yang begitu nyata untuk senantiasa merajut keharmonisan dan 

toleransi. Oleh sebab itu, perbedaan dan keragaman merupakan keniscayaan yang 

tidak dapat dihindari apalagi dalam perbedaan dan keragaman tersebut 

tersimpan keistimewaan, yang mana antara kelompok yang satu dengan 

kelompok lain bisa saling mengisi dan menyempurnakan. 

 Tugas Pendidikan pluralisme menurut Abdurrahman Wahid yaitu 

membentuk masyarakat yang mengakui perbedaan sebagai ketentuan dari Tuhan, 

serta menjalin kerjasama meskipun berbeda agama. Abdurrahman Wahid 

mengembangkan pluralisme dengan bertindak dan berpikir. Dalam bertindak 

yaitu hendaknya kita bersikap inklusif, tidak membatasi pergaulan dengan orang 
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lain, meski berbeda keyakinan. Dalam berpikir, bersedia menerima dan 

mengambil gagasan atau pemikiran dari kalangan lain. Apa yang muncul paling 

jelas dalam pemikiran Gus Dur adalah keyakinan bahwa pandangan religius yang 

membentuk dan melahirkan nilai-nilai yang berasal dari Eropa Kristen dan 

Yahudi sejajar dalam visi pokoknya dengan pesan Islam. Dengan kata lain, Gus 

Dur seperti intelektual progresif lainnya di Indonesia, tidak mempermasalahkan 

hubungan antara Islam dan Barat. Walaupun tidak menolak adanya perbedaan 

penting antara keduanya, Gus Dur berargumentasi dengan efektif bahwa arah dan 

perhatian utama tradisi Judeo, Kristen dan Islam sangat dekat bila dicari sistem 

nilainya yang paling utama. Perbedaan keyakinan tidak membatasi atau melarang 

kerjasama antara Islam dan agama-agama lain, terutama dalam hal-hal yang 

menyangkut kepentingan umat manusia. Penerimaan Islam akan kerjasama itu 

tentunya akan dapat diwujudkan dalam praktek kehidupan, apabila ada dialog 

antaragama. 

Fungsi Pendidikan pluralisme menurut Abdurrahman Wahid yaitu sebagai 

wadah untuk Mengembangkan rasa saling pengertian yang tulus dan 

berkelanjutan terhadap umat beragama lain, bukan sekedar saling menghormati 

serta tenggang rasa, tetapi yang diperlukan adalah rasa saling memiliki. 

Sebenarnya istilah toleransi jauh terlalu lemah untuk mendeskripsikan sikap Gus 

Dur. Gus Dur tanpa sedikitpun memperlemah keyakinan Islaminya, sepenuhnya 

menerima keberadaan umat beragama lain. toleransi, keterbukaan, ketenangan 

berhadapan dengan agama-agama lain, itu agak unik pada Gus Dur. seakan-akan 

Ia begitu mantap dalam keislamannya sehingga dengan gampang dapat berbesar 

hati pada agama-agama lain. Gus Dur sering dianggap terlalu dekat dengan kaum 
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minoritas dan kritis pada agamanya sendiri. tetapi argumen itu lebih merupakan 

tanda kekerdilan mereka yang mengajukannya. Dengan demikian, Gus Dur adalah 

seorang humanis yakin dalam arti yang sebenar-benarnya; Ia akan selalu 

membela yang lemah, tertindas, minoritas, dan Ia tidak akan tunduk terhadap 

prasangka-prasangka. Tujuan Pendidikan pluralisme menurut Abdurrahman 

Wahid berorientasi pada terciptanya kerjasama antar pemeluk agama yang 

berbeda serta menghindari perpecahan, agar terwujud kehidupan yang harmonis 

dan sejahtera. Mengenai penerapan Pendidikan pluralisme menurut 

Abdurrahman Wahid yaitu dengan menanamkan pendidikan nilai-nilai toleransi 

sejak dini dan berkelanjutan terhadap anak didik dari mulai kecil sampai 

perguruan tinggi. Upaya ini sangat efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai atau 

aqidah inklusif pada peserta didik. Perbedaan agama di antara peserta didik 

bukanlah menjadi penghalang untuk bisa bergaul dan bersosialisasi. Justru 

pendidikan agama pada peserta didik yang berbeda agama, dapat dijadikan 

sarana untuk menggali dan menemukan nilai-nilai keagamaan pada agamanya 

masing- masing sekaligus dapat mengenal tradisi agama orang lain. 

Gus Dur sangat yakin bahwa Islam adalah keyakinan yang menebar cinta 

kasih, yang secara mendasar toleran dan menghargai perbedaan. Bagi Gus Dur, 

Islam adalah keyakinan yang egaliter, keyakinan yang secara fundamental tidak 

mendukung perlakuan yang tidak adil karena alasan ras, suku, kelas, gender, atau 

pengelompokan-pengelompokan lainnya dalam masyarakat. 

c. Sejarah Munculnya Pendidikan Pluralisme 

Menurut sejarahnya, di negara-negara yang menganut konsep demokrasi 

seperti Amerika Serikat dan Kanada, Pendidikan Pluralisme bukanlah barang 



50 
 

 

baru lagi. Karena mereka telah melaksanakannya khususnya dalam upaya 

melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dan kulit hitam yang 

bertujuan memajukan dan memelihara integrasi nasional. Sedangkan di 

Indonesia, pendidikan pluralisme relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan 

yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen. Terdapat 

sejumlah kekuatan di dunia ini yang ikut melahirkan Pendidikan Pluralisme-

Multikulturalisme yang menurut Tilaar, kekuatan-kekuatan tersebut adalah: 

a. Proses demokratisasi dalam masyarakat dunia, yang dipicu-dipicu oleh 

pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang tidak membedakan atas warna 

kulit, agama, dan gender. 

b. Pembangunan kembali Eropa sesudah Perang Dunia II (marshal plan), yang 

telah menarik pekerja-pekerja di luar Eropa memasuki negara-negara Eropa 

Barat. Akhirnya banyak yang menetap dan menjadi warga setempat sehingga 

mereka meminta perlakuan adil, terutama pendidikan bagi generasi mudanya 

agar bisa mengakomodir kultur asal mereka.  

c. Lahirnya paham nasionalisme kultur, sejalan dengan berkembangnya paham 

demokrasi dan HAM. Sehingga pendidikan pun mulai terbuka untuk 

memenuhi kebutuhan serta mempersiapkan paradigma baru bagi kelompok-

kelompok etnis baru dengan kebudayaan mainstream-nya.6 

2. Cara menyikapi Pluralisme 

Pluralisme bukanlah ide yang menyatakan semua agama sama, kita semua 

mengakui dan menyadari bahwa setiap agama mempunyai ajaran yang berbeda-

beda. Tetapi perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk menebarkan konflik dan 

 
6Syamsul Ma’arif, The Beauty of Islam Dalam Cinta Dan Pendidikan Pluralisme Di Indonesia 

(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), h. 98-99. 
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perpecahan.7 Setidaknya ada tiga sikap masyarakat dalam menghadapi perbedaan 

pandangan baik agama, budaya, maupun ideologi: 

Pertama, sikap ekslusif: dalam pandangan ini setiap kelompok menyatakan 

pandanganya yang paling benar, superior dan satu-satunya jalan keselamatan 

hanya milik kelompoknya, sedangkan di luarnya tidak ada keselamatan, tidak 

benar dan inverior serta harus dimatikan. Dalam pola ini konflik dan kekerasan 

tidak dapat dihindari karena setiap kelompok merasa superior dan yang paling 

benar. Hubungan yang terjadi antara kelompokpun merupakan relasi-konflik dan 

klaim-kalim kebenaran bersifat absolut adanya. 

Kedua, sikap inklusif: dalam pola ini masing-masing kelompok berusaha 

menahan diri dan menghindari konflik. Sikap menghormati, toleransi dan 

dialogpun sudah berjalan meskipun besifat sederhana. Kelompok lain tidak 

dilihat sebagai ancaman dan masing-masing kelompok diberi kebebasan untuk 

melakukan peribadatan. Dalam pola ini belum ada saling menerima pendapat 

positif dari kelompok lain. 

Ketiga, sikap pluralis: paradigma ini percaya bahwa setiap agama 

mempunyai jalan keselamatan. Perbedaan agama maupun budaya tidak 

menghalangi proses dialog dan kerjasama antara mereka. Proses dialog 

dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling menimba pengetahuan dan 

mencari persamaan-persamaan dalam rangka menyelesaikan masalah bersama 

seperti, keadilan, HAM, kemiskinan, kebodohan dan sebagainya serta melakukan 

kerjasama. Dalam tujuan dialog bukan berusaha mencari benar atau salah tetapi 

 
7Maman Imanulhaq Faqih, Fatwa Dan Canda Gus Dur (Jakarta: Kompas, 2010), h. 148. 
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yang terpenting adalah mencari titik temu. Dan kebenaranpun bersifat relatif, 

sikap pluralis merupakan pengembangan yang lebih liberal dari sikap inklusif. 

Masing-masing kelompok berusaha saling mengoreksi dirinya dan kesediaan 

untuk menerima pendapat kelompok lain secara rasional dan profesional serta 

memandang kelompok lain sebagi patner.8 

Menurut Gus Dur, Setidaknya ada tiga hal mendasar yang bisa dilakukan 

sebagai ikhtiar mengurangi berbagai bentuk ancaman terhadap kemajemukan 

bangsa, Pertama, penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak 

kekerasan dan pemaksaan kehendak yang mengatasnamakan agama. Kedua, 

ormas-ormas keagamaan harus didorong untuk mengedepankan dialog dan 

kerjasama dalam berbagai bidang sosial dan kebudayaan sehingga toleransi dapat 

ditumbuhkan secara menyeluruh. Ketiga, nilai-nilai toleransi perlu ditanamkan 

dan diajarkan sejak dini dan berkelanjutan kepada anak-anak mulai dari Sekolah 

Dasar sampai Perguruan Tinggi.9 

3. Sumber Dasar Pendidikan Pluralisme 

a. Dasar Historis 

Ada banyak bukti historis bahwa Nabi Muhammad saw sangat pro-

eksistensi terhadap pemeluk agama lain dan memberikan kebebasan kepada 

mereka untuk melakukan ritual di masjid milik umat Islam. Dikisahkan oleh Ibnu 

Hisyam dalam al-Sirah al-Nabawiyyah, bahwa Nabi pernah menerima kunjungan 

 
8Hamdani Khaerul Fikri, ‘Analisis Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid Persfektif 

Pendidikan Islam Januari-Juni, Volume VIII Nomor 1 (2015), h. 53. 
9Muhaimin Iskandar, Melanjutkan Pemikiran Dan Perjuangan Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 

2010), h. 19-20. 
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para tokoh Kristen Najran berjumlah 60 orang. Menurut Muhammad Ibnu Ja’far 

ibnu al-Zubair, ketika rombongan itu sampai di Madinah, mereka langsung menuju 

masjid. Saat itu Nabi sedang melaksanakan shalat ashar bersama para sahabatnya. 

Mereka datang dengan memakai jubah dan surban, pakaian yang juga lazim 

digunakan oleh Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya. Ketika Nabi hijrah ke 

Madinah, Beliau mengadakan pertemuan besar besaran bersama sahabat-Anshar 

dan beberapa keluarga (Naqib) dari Mekkah. 

Dalam pertemuan itu, 23 artikel dari Piagam Madinah telah ditetapkan 

juga tercantum dalam piagam itu, untuk membentuk masyarakat dan hubungan-

hubungan legal bagi kelompok Muslim yang baru. Selanjutnya beliau 

berkonsultasi dengan perwakilan dari non-muslim. Akhirnya seluruh dari mereka 

menyepakti dasar-dasar pembentukan ‘city-state’ yang baru. Inilah yang 

kemudian diabadikan dengan sebutan ‘Piagam Madinah’. Seperti yang telah 

dikatakan oleh Muhammad Husain Haekal bahwa: Antara kaum Muhajirin dan 

Anshar dengan masyarakat Yahudi, nabi Muhammad saw membuat perjanjian 

tertulis yang berisi pengakuan atas agama meraka dan harta benda mereka, 

dengan syarat-syarat timbal balik. Sehingga setiap warga Madinah tanpa 

membedakan agama maupun suku, mereka berkewajiban mempertahankan kota 

itu. Mereka harus bekerja sama antar sesama.10 Piagam madinah adalah piagam 

pertama dalam sejarah peradaban Islam yang menyepakati soal-soal hubungan 

atau interkasi sosial antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan agama 

dan budaya, yakni antara kelompok Yahudi, Nasrani dan Muslim. Di sini, Nabi 

 
10Muhammad Husain Haikal, Sejarah Hidup Muhammad (Jakarta: Litera Antar Nusa, 

2008), h. 202. 
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Muhammad saw bertindak sebagai pencetus dan mediator dalam gerakan istilah 

ini hal-hal penting yang dapat dijadikan sebagai dasar interaksi sosial di tengah 

komunitas yang plural dan multi kultur antara lain. 

a). Suku yang ada di Madinah disebut dalam pasal-pasal piagam madinah maksud 

menghormati identitas kolektivitas keagamaan dan etnik yang ada dalam 

masyarakat tersebut.  

b) Tiap-tipa kelompok etnik dan keagamaan dijamin otonomi hukum dan 

budayanya secara total. 

c) Secara garis besar piagam madinah memuat kesepakatan antara Muhammad, 

kaum musyrik dan Yahudi, dari 47 pasal yang termuat dalam piagam itu meliputi 

masalah monoteisme, persatuan kesatuan, persamaan hak, keadilan, kebebasan 

beragama, bela Negara, pelestarian adat, perdamaian dan proteksi. 

d) Masing-masing berkewajiban menjaga keamanan dan stabilitas Madinah.  

e) Piagam madinah menunjukan bahwa Islam memiliki kepedulain tinggi 

terhadap kesetaraan antaretnis dan ras, dari sudut tinjaun modern, ia diterima 

sebagai inspirasi untuk membangun masyarakat yang mejemuk. 

 f) Piagam madinah bukti bagi kerja sama kaum muslimin dengan kelompok 

beragama lain, sekaligus menunjukkan bahwa Muhammad saw telah 

melembagakan asas toleransi beragama yang dinyatakan dalam al-Quran. 

g) Piagam madinah menjadi piagam pertama yang mengakui kebebasan hati 

nurani yang ditemui dalam sejarah umat manusia. 

b. Dasar Normatif 

Pendidikan memegang peranan vital dalam ajaran Islam. Rasulullah saw 

dalam sabdanya menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap 
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muslim. Puncak pengakuan pluralisme dalam al-Quran adalah ketika disebutkan 

mengenai penerimaan eksistensi agama lain untuk hidup berdampingan. 

Pernyataan seperti ini tidak dikemukakan dalam agama Yahudi dan Nasrani dan 

juga agama-agama lain manapun. Sikap ini dalam Islam karena dua alasan: alasan 

sejarah (tarikhi) dan alasan obyektif (maudhu’i). alasan sejarah bertumpu pada 

sejarah kemunculan tiga agama samawi, yaitu yahudi, Nasrani dan Islam. Orang 

yang mengkaji al-Quran secara seksama memahami kandungan dan isinya lembar 

demi lembar, dengan merenungkan isi surat demi surat, akan menemukan 

keesaan Allah saw dan pluralitas selain-Nya. 

Bahkan al-Quran terhitung paling banyak mengungkap pluralisme. 

Buktinya, gaya bahasa serta pola susunan kalimat al-Quran memiliki 

kemungkinan makna yang seragam, sehingga tidak ada sebuah ayat atau kata 

dalam al-Quran yang tidak memiliki kandungan makna dan penafsiran yang 

beragam. al-Quran sebagai kitab suci (kitabun muthaharah) maupun sebagai 

pedoman hidup (hudan linnas) sangat menghargai adanya pluralitas. Pluralitas 

oleh al-Quran dipandang sebagai sebuah keharusan. Artinya bagaimanapun juga 

sesuai dengan sunnatullah, Pluralitas pasti ada dan dengan itulah manusia akan 

diuji oleh Tuhan untuk melihat sejauh mana kepatuhan mereka dan dapat 

berlombalomba dalam mewujudkan kebajikan. 

Al-Quran tidak sekedar mengungkapkan isyarat-isyarat pluralisme secara 

umum, bahkan al-Quran juga menanamkan kaidah-kaidah yang bisa memperkuat 

pluralisme. Kaidah-kaidah ini mencapai puncaknya, ketika al-Quran memberikan 

pengakuan terhadap pluralitas agama untuk hidup berdampingan.11 Landasan 

 
11Moh Shofan, Menegakkan Pluralisme; Fundamentalisme-Konsevatif Di Tubuh 

Muhamadiyah (Yogyakarta: LSAF, 2008), h. 74-75. 
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Pendidikan Islam adalah al-Quran dan Hadits. Dengan demikian konsepsi 

pendidikan Islam akan selalu menjadikan kedua dasar itu sebagai acuan pokok, 

karena al-Quran sebagai acuan pertama dalam hal ini, menurut M shofan 

setidaknya ada empat tema pokok yang jadi kategori utama al-Quran tentang 

pluralisme dan ini tak salah jika dijadikan sebagai sepirit pendidikan Islam 

terutama menyangkut pendidikan pluralisme.  

Pertama, tidak ada paksaan dalam beragama. Paham bertumpu pada ayat 

al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256: ‘Tidak ada paksaan dalam beragama’. Secara 

eksplisit, al-Quran mengajarkan bahwa dalam memilih agama, manusia diberi 

kebebasan untuk mempertimbangkannya sendiri.12 

Kedua, pengakuan akan eksistensi agama-agama lain. Pengakuan al-Quran 

terhadap pemeluk agama-agama lain, antara lain tercantum dalam surah al-

Baqarah ayat 62: “orang-orang beriman (orang-orang muslimin), Yahudi, Kristen, 

dan Shabi’in yang percaya kepada Allah swt dan hari kiamat, serta melakukan 

amal kebajikan akan memperoleh ganjaran dari Tuhan mereka. Tidak ada yang 

harus mereka khawatirkan, dan mereka tidak akan berduka”. Titik tekan ayat ini 

ada pada aktivitas kongkret umat beragama yang harus berada dalam kategori 

amal saleh. Itu berarti, masing masing agama ditantang untuk berlomba-lomba 

menciptakan kebaikan dalam bentuknya yang nyata. 

Ketiga, kesatuan kenabian. Konsep ini bertumpu pada surah As-Syura’ ayat 

13: ‘Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama sebagaimana yang 

diwasiatkan-Nya kepada Nuh, dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan 

apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim As, Musa As, dan Isa As, yaitu 

 
12Akhmad Basuni, Aktualisasi Pemikiran Pluralisme K.H. Abdurrahman Wahid (Studi 

Program Pendidikan Pluralisme The Wahid Institute), h. 73. 
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tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecahbelah tentangnya’. Lewat ayat 

ini, Fathi Osman menegaskan bahwa iman kepada sekalian nabi dan rasul itu 

mempunyai makna teologis yang mendalam dan menjadi prinsip pluralisme 

Islam. 

Keempat, kesatuan pesan Ketuhanan. Konsep ini berpijak pada surat al-Nisa 

ayat 131: Dan kepunyaan Allah swt lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan 

sesungguhnya Kami telah memerintahkan orang-orang yang diberi kitab sebelum 

kamu, dan (juga) kepada kamu untuk bertaqwa kepada Allah swt. 

c. Tujuan Pendidikan Pluralisme 

Tujuan akhir pendidikan muslim terletak pada perwujudan ketundukan 

yang sempurna kepada Allah baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh 

umat manusia. Pendidikan Agama Islam tujuannya yaitu untuk meningkatkan 

keimanan, ketakwaan serta pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta 

didik mengenai agama Islam, serta memiliki akhlak yang mulia dalam kehidupan, 

baik sebagai pribadi, bermasyarakat dan berbangsa. Dengan tujuan tersebut, 

orientasi muatan kurikulum pendidikan agama harus diarahkan bagi penguatan 

nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Maka pengajaran harus diberlangsung 

sedemikian rupa sehingga tidak hanya sekedar memberi informasi atau 

pengetahuan melainkan harus menyentuh hati, sehingga akan mendorong peserta 

didik mengambil keputusan untuk berubah. 

Tujuan dari pendidikan pluralisme yaitu untuk menerapkan nilai-nilai 

pendidikan secara umum. Dimana hakikat dari tujuan pendidikan sebagaimana 

dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara ‘Pendidikan adalah usaha kebudayaan, 

berasas peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat 
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13kemanusiaan. Tujuan pendidikan pluralisme adalah bukan untuk membuat 

suatu kesamaan pandangan, apalagi keseragaman karena itu adalah suatu yang 

Absurd dan menghianati suatu agama, yang dicari adalah mendapatkan titik-titik 

pertemuan yang dimungkinkan secara teologis masing-masing baik secara 

filosofis dan teologis yang dibanggakan oleh para penganutnya. 

Ada beberapa langkah untuk mewujudkan tujuan pendidikan pluralisme 

adalah sebagai berikut : 1) merumuskan pendidikan pluralisme sebagai 

kurikulum wajib. 2) membentuk pusat studi perdamaian. 3) merumuskan metode 

belajar mengajar yang interaktif yang bertujuan untuk menghasilkan warga 

Negara yang mempunyai sikap inklusif dan toleran terhadap kemajemukan 

masyarakat. 

Sementara itu tujuan dari pendidikan pluralisme menurut Clive Back 

dalam Better School: a Value Perspective, yang diadopsi oleh Syamsul Ma’arif 

dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan pluralisme di Indonesia” adalah 

sebagai berikut : Pertama, memberikan pemahaman tentang keragaman budaya 

dan etnis. Kedua, memperkenalkan tentang berbagai budaya tradisional di rumah 

dan di luar rumah. Ketiga, mempromosikan keragaman etnik kepada masyarakat. 

Keempat, menunjukkan kepada orang banyak tentang beradaan agama-agama, 

ras, asal Negara dan memperlakukan mereka sama. Kelima, mengembangkan 

penuh tentang penerimaan dan memperlakukan sama terhadap kelompok etnik 

sub kultur yang berbeda dalam keyakinan, ras, warga Negara baik dalam negeri 

 
13Amalia Ullayya Athifah, Disertai Doktor: Pendidikan Nilai-Nilai Pluralisme Melalui 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Peserta didik Di Sma N 1 Bringin (Semarang: 
Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 
Salatiga), h. 21. 
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atau dibelahan dunia lainnya. Dan Keenam, membantu peserta didik ketika terjun 

ke dalam sebuah budaya yang berbeda untuk diri sendiri atau bagi masyarakat.14 

Pendidikan pluralisme mempunyai tujuan akhir terwujudnya kerukunan 

antar-umat beragama, di mana kerukunan ini hanya bisa tercapai jika tiap 

pemeluk agama membuka cakrawalanya seluas mungkin. Cakrawala yang luas 

akan menjadi hal yang sulit jika enggan dikatakan sebagai hal yang mustahil 

tercapai jika terdapat sekat-sekat kelompok. Karenanya, luasnya cakrawala dapat 

diraih jika pendidikan itu membebaskan (tanpa batas).15 

Wawasan yang luas ini merupakan syarat utama bagi terwujudnya 

masyarakat yang menjunjung tinggi persaudaraan kemanusiaan tanpa 

memandang perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu, termasuk 

perbedaan agama. Pendidikan Pluralisme mempunyai beberapa kerangka 

orientasi yaitu merupakan kerangka orientasi dari pendidikan pluralisme atau 

pendidikan multikulturalisme dibuat supaya manusia tidak kehilangan arah 

dalam berkehidupan sosial. Kerangka-kerangka orientasi pendidikan pluralisme 

yakni: Pertama, Orientasi Kemanusiaan atau humanisme yaitu ini bersifat 

universal dan global diatas semua suku, aliran ras, golongan, dan agama. 

Kemanusiaan merupakan sebuah nilai bersifat kodrati yang menjadi landasan 

serta tujuan dalam pendidikan. Kedua, Orientasi Kebersamaan yaitu kebersamaan 

dibangun dengan tidak adanya unsur yang dapat merugikan diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan, maupun Tuhannya. Hal ini bertujuan supaya dapat 

terbentuk manusia yang toleran, manusia yang memiliki tenggang rasa, aktif, dan 

 
14Syamsul Ma’arif, Pendidikan Pluralisme Di Indonesia (Yogyakarta: Logung Pustaka, 

2010), h. 93. 
15Umah Nandirotul, Pendidikan Islam Di Inodenesia Dalam Perspektif Abdurrahman Wahid 

Skripsi (Salatiga: Fak. Tarbiyah, 2014), h. 46. 
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kreatif. Pembangunan kebersamaan yang baik tidak didasari oleh unsur koruptif 

maupun kolutif. Dengan demikian diharapkan muncul manusia yang aktif, kreatif, 

toleran, tenggang rasa yang mendalam dan terbuka. 

Ketiga, Orientasi Kesejahteraan merupakan kesejahteraan dalam kondisi 

sosial yang menjadi harapan seluruh umat manusia, seperti kesejahteraan dalam 

kedamaian di mana manusia dapat merasa aman, nyaman, dihargai, diakui, dan 

dimanusiakan oleh manusia. Konsistensi terhadap kesejahteraan harus 

dibuktikan dengan perilaku menuju terciptanya kesejahteraan. Keempat, 

Orientasi Proporsional adalah tolak ukur yang sangat tepat dari sebuah nilai. 

Ketepatan landasan, proses, pelaku, ruang, waktu, anggaran, kualitatif, kuantitatif, 

dan tujuan. Kelima, Orientasi Mengakui Pluralitas dan Heterogenitas ini 

merupakan sebuah kenyataan yang tidak mungkin memunculkan sikap fanatisme 

terhadap suatu kebenaran yang diyakini oleh sekelompok orang. Keenam, 

Orientasi Anti Hegemoni dan Anti Dominasi dua istilah yang sangat popular bagi 

kaum tertindas, dan banyak dihindari oleh para penganut paham liberalisme, 

kapitalisme, globalisme, dan neoliberalisme. Hegemoni di sini maksudnya ialah 

hegemoni dalam politik, pelayanan, dan sebagainya.16 

Dengan memahami tujuan pendidikan pluralisme diharapkan pendidikan 

bisa menghantarkan peserta didik bisa hidup di tengah masyarakat dan bersama 

masyarakat guna memlihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya 

tempat mereka lahir dan tumbuh. Kegiatan pendidikan diperlukan untuk 

menumbuh-kembangkan kearifan peserta didik, agar nantinya mereka mampu 

 
16Eko Makhmud Hidayat Masruri, Disertai Doktor: Nilai-Nilai Pendidikan Pluralisme Dalam 

Buku Tuhan Tidak Perlu Dibela Karya Abdurrahman Wahid (Jawa Tengah: Pendidikan Agama Islam 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), h. 35. 
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berperan dalam merawat kemajemukan dan mendayagunakannya untuk meraih 

kemaslahatan hidup bersama. Dengan demikian, pendidikan pluralisme 

mengemban misi penting mendekatkan peserta didik dengan tuntunan agama 

dan mentransformasikan nilainilai agama yang inklusif-multikultural kepada 

mereka. Pendidikan sudah seharusnya lebih didialogikan agar kegiatan 

edukasinya mampu menutrisi tumbuh kembang kearifan multicultural peserta 

didik. 

Dengan melihat pemaparan tentang tujuan pendidikan pluralisme di atas, 

secara garis besar bahwa pendidikan pluralisme bertujuan: 

1. Menumbuh-kembangkan nilai kemanusiaan yang menghargai perbedaan dan 

kesediaan saling berdialog dalam rangka membangun harmoni kehidupan. 

2. Kesediaan menerima perbedaan (etnik, keyakinan, bahasa, suku, ras, dan sub 

kultur, dan pemahaman keagamaan) sebagai prasarat terciptanya kehidupan 

yang dinamis dan demokratis. 

3. Kesediaan menerima dan menghargai terhadap ekspresi budaya, keyakinan 

dan pemahaman keagamaan yang ditampilkan oleh perseorangan atau 

kelompok dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.  

4. Mampu membedakan antara berjenis-jenis ‘persamaan’ dimata agama dan 

yang dimata negara. Persamaan dimata agama berkait erat dengan masalah 

kebenaran inti ajaran, karena tidak ada agama mau melepaskan hak tunggal-

nya untuk memonopoli ‘kebenaran ajaran’. Sedangkan kesamaan dimata 

negara adalah status di mata negara adalah status di muka undang-undang, 

kedudukan di muka hokum. Dengan begitu pendidikan pluralisme bukan 
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menyamakan semua agama sama, karena persamaan teologis antara dua 

agama tidak mungkin ada. 

B. Pengertian Pendidikan Pluralisme Dalam Perspektif Islam 

Pendidikan Islam merupakan bimbingan jasmani-rohani berdasarkan 

hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut 

ukuran Islam.17 Pendidikan Islam juga mempunyai pengertian sebagai suatu 

proses edukatif yang mengarah kepada pembentukan akhlak atau kepribadian. 

Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa pendidikan pluralisme Abdurrahman 

Wahid yang mengupayakan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi pada peserta 

didiksejak dini yang berkelanjutan dengan mengembangkan rasa saling 

pengertian dan saling memiliki terhadap umat agama lain itu sesuai dengan 

konsep pendidikan Islam yang selalu berorientasi pada terbentuknya kepribadian 

serta akhlak yang luhur. Dasar yang menjadi acuan Pendidikan Islam merupakan 

sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat mengantarkan peserta didik ke 

arah pencapaian pendidikan. Oleh karena itu dasar yang terpenting dari 

Pendidikan Islam  adalah  al-Quran  dan  Sunnah.  kedua  dasar  itulah  yang  

dijadikan Abdurrahman Wahid sebagai landasan pemikiran dan tindakannya.18 

Menurut beliau, dalam mencapai taraf hidup yang sejahtera, Islam 

mengajarkan umatnya agar senantiasa bekerjasama dalam hal muamalat tak 

hanya dengan umat Muslim saja. Seperti yang telah dijelaskan dalam ajaran 

agama bahwa umat Islam hendaknya saling tolong menolong dalam hal kebaikan 

dan taqwa yang tertuang dalam (Q,S Al-Maidah: 2) 

 
17Ahmad D. Marimba, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: al-Ma’arif, 1989), h. 23. 
18Al-Rasyidin dan Syamsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 

h. 34. 
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ِ
 
ى وى

ْ
ق
َّ
ِوَالت  ِ ي ِ

ْ
ِِال

َ
وْاِِعَل

 
عَاوَن

َ
 وَت

Terjemahnya: 

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 
taqwa”.19 

Dan juga anjuran untuk berlomba dalam kebaikan (Q.S Al-Baqarah: 148) 

اتِِ َ ْ ي 
َ
خ
ْ
ِِال واِ

 
ق بِ
َ
ت اسْ

َ
 ف

Terjemahnya: 

“Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan”. 

Dalam mengakui perbedaan antara laki-laki dan perempuan, bersuku-

suku dan berbangsa di bumi ini, menurut Abdurrahman Wahid hal itu sebagai 

keniscayaan bahwa Allah memang menciptakan perbedaan itu agar saling 

mengenal dan menghindari perpecahan. Dalam al-Quran juga dijelaskan bahwa 

kita semua diperintahkan untuk berpegang teguh pada tali Allah, dan dilarang 

untuk bercerai berai yang kemudian terkandung dalam (QS. Ali Imran: 103) 

ِ
 
وْا
 
ق رَّ
َ
ف
َ
ِِت
َ
ل ِِِِجَمِيْعًاِِوَّ

ٰ
وْاِِبِحَبْلِِِاللَ صِم 

َ
 وَاعْت

Terjemahnya: 
Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan bercerai 
berai!”. 

Pada ayat yang lain misalnya, dalam menjelaskan QS.al-Baqarah:120 yang 

artinya: “Dan orang-orang Yahudi dan Kristen tidak akan rela kepadamu, hingga 

engkau mengikuti kebenaran/aqidah mereka. Abdurrahman Wahid memandang 

bahwa selama Nabi Muhammad saw. masih berkeyakinan; Tuhan adalah Allah, 

dan Beliau sendiri adalah utusan Allah swt. selama itu pula orang- orang Yahudi 

dan Kristen tidak dapat menerima kepada keyakinan/aqidah tersebut. Sama 

 
19Kementrian Agama RI, Al-Quran Karim Tajwid Dan Terjemahan (Surabaya: HALIM Press, 

2015), h. 106. 
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halnya dengan sikap kaum Muslimin sendiri. Selama orang Kristen yakin bahwa 

Yesus adalah anak Tuhan dan orang Yahudi percaya bahwa mereka adalah umat 

pilihan Tuhan, maka selama itu pula kaum Muslimintidak akan rela kepada kedua 

agama tersebut. Dalam arti tidak menerima ajaran mereka. 

Abdurrahman Wahid menjelaskan bahwa jika kita bersikap demikian, hal 

itu sebenarnya wajar-wajar saja, karena menyangkut penerimaan keyakinan. 

Tetapi hal itu tidak menghalangi para pemeluk ketiga agama itu untuk 

bekerjasama dalam hal muamalat, yaitu memperbaiki nasib bersama dalam 

mencapai kesejahteraan materi. Mereka dapat bekerjasama untuk mengatur 

kesejahteraan materi tersebut dengan menggunakan ajaran masing-masing.20 

Amal perbuatan kaum Muslimin yang ikhlas kepada agama mereka 

memiliki sebuah nilai lebih. hal itu tertuang dalam (QS. Ali Imran:85) 

 

يْنَِ سِِ 
ى
خ
ْ
خِرَةِِِمِنَِِال

ى ْ
ِِالْ وَِِفِْ

 
ِِوَه

  
ه
ْ
بَلَِِمِن

ْ
ق نِِْيُّ

َ
ل
َ
اِِف
ً
مِِِدِيْن

َ
سْلَ ِ

ْ
َِِال ْ ي 

َ
غ ِِغ

َ
بْت  وَمَنِِْيَّ

 
Terjemahnya: 

“Dan orang yang menjadikan selain Islam sebagai agama, tidak akan 
diterima amal perbuatannya di akhirat, dan ia adalah orang yang merugi”. 

Dari Kitab suci ini dapat diartikan bahwa Allah tidak akan menerima amal 

perbuatan seorang non-Muslim, tetapi di dalam kehidupan sehari- hari kita tidak 

boleh memandang rendah kepada siapapun. 

Sebenarnya pengertian kata diterima di akhirat berkaitan dengan 

keyakinan agama dan dengan keyakinan demikian memiliki kualitas tersendiri. 

sedangkan pada tataran duniawi perbuatan itu tidak tersangkut dengan 

 
20Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita (Jakarta: The Wahid Institute, 

2002), h. 135. 
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keyakinan agama, melainkan secara teknis membawa manfaat bagi manusia lain. 

jadi manfaat dari setiap perbuatan dilepaskan oleh Islam dari keyakinan agama 

dan sesuatu yang secara teknis memiliki kegunaan bagi manusia diakui oleh 

Islam. Namun dimensi penerimaan dari sudut keyakinan agama memiliki nilainya 

sendiri. pengislaman perbuatan kita justru tidak tergantung dari nilai-perbuatan 

teknis semata, karena antara dunia dan akhirat memiliki dua dimensi yang 

berbeda satu dari yang lain. 

Dengan demikian, dasar pendidikan Islam itulah yang juga menjadidasar 

pemikiran pendidikan pluralisme Abdurrahman wahid, sehingga sangatlah 

relevan. Pemikiran mengenai sikap saling memahami dan menghargai memang 

diajarkan dalam setiap agama Islam dengan jelas menempatkan toleransi sebagai 

ajaran penting yang diwakili idiom al-irham (QS.An Nisa’: 1) dan al-ta’aruf (QS. Al 

Hujurat:13) yang berarti silaturrahmi dan saling mengenal. Demikian pula lafadz 

‘amalunā‘amalukum dapat ditafsirkan sebagai asas penghargaan terhadap 

wilayah keunikan setiap agama. Sejarah berbicara bahwa Rasulullah telah 

menanamkan sikap tasamuh pada masyarakat Makkah dan Madinah untuk hidup 

berdampingan dengan kaum Yahudi dan Nasrani. 

Ditinjau dari segi tugas pendidikan Islam yaitu membimbing dan 

mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke 

tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal maka langkah 

beliau dalam merumuskan pendidikan pluralisme yaitu bahwa untuk 

menanamkan nilai-nilai toleransi pada peserta didik harus dilakukan sejak dini 

dan berkelanjutan mulai dari kecil sampai perguruan tinggi sehingga akan 

tercapai tugas tersebut yang menjadikan peserta didik mampu membuka visi 
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pada cakrawala yang semakin luas, mampu melintas batas kelompok etnis atau 

tradisi budaya dan agama sehingga akan mampu melihat kemanusiaan sebagai 

sebuah keluarga yang memiliki perbedaan maupun kesamaan cita-cita. 

Dari segi fungsi pendidikan Islam yaitu menyediakan fasilitas yang dapat 

memungkinkan tugas pendidikan agar berjalan dengan lancar, hendaknya 

mampu menjadi wahana mempererat persaudaraan di antara masyarakat 

beragama, mengantarkan peserta didik memiliki cara pandang inklusif, peduli 

terhadap sesama manusia yang sama-sama ciptaan Tuhan. 

Sementara itu relevansi, pendidikan pluralisme menurut Abdurrahman 

Wahid jika ditinjau dari segi Tujuan Pendidikan Islam21, memiliki tujuan yang 

sama, yaitu bertujuan menjadikan manusia sebagai hamba Allah yang bertakwa, 

mengantarkannyamenjadi khalifatullah fi al-ardl yang mampu memakmurkannya, 

dan memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat. Hal 

tersebut akan tercapai jika ada upaya untuk menjalankan amanat sebagai 

khalifatullah fi al-ardl dengan cara senantiasa menciptakan kedamaian bagi 

sesama makhluk Tuhan, mengembangkan rasa saling pengertian yang tulus 

terhadap umat beragama lain, bukan sekedar saling menghormati serta tenggang 

rasa, tetapi yang diperlukan adalah rasa saling memiliki. 

Dengan menyadari bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari banyak suku 

dan beberapa agama, jadi sangat pluralis. Maka, pencarian bentuk pendidikan 

mutlak diperlukan. Yaitu suatu bentuk pendidikan yang berusaha menjaga 

kebudayaan suatu masyarakat dan memindahkanya kepada generasi berikutnya, 

 
21Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam, Paradigma Humanisme Teosentris (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2005), h. 95. 
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menumbuhkan akan tata nilai, memupuk persahabatan antara peserta didik yang 

beraneka ragam suku, ras, dan agama, mengembangkan sikap saling memahami, 

serta mengerjakan keterbukaan dan dialog. Bentuk pendidikan seperti inilah yang 

banyak ditawarkan oleh banyak ahli dalam rangka mengantisipasi konflik 

keagamaan dan menuju perdamaian abadi, yang kemudian terkenal dengan 

sebutan Pendidikan Pluralisme. 

Ada beberapa pendekatan terkait pendidikan pluralisme yang dapat 

dilihat dari beberapa pendekatan berikut ini: 

Pendidikan pluralisme sebagai mata pelajaran adalah salah satu model 

ideal. Ada dua kemungkinan, yaitu dijadikan sebagai mata pelajaran wajib yang 

termuat dalam kurikulum nasional dan sebagai mata pelajaran dalam kurikulum 

muatan lokal. Keduanya memiliki keuntungan, dasar dan kendala. Keuntungan 

pendidikan pluralisme menjadi sebuah mata pelajaran wajib secara kurikuler 

dapat disusun dengan kebutuhan, kualifikasi tenaga pendidik ditentukan dengan 

jelas, memungkinkan munculnya pendekatan dan model pembelajaran. 
“Dasar pertimbangan pendidikan pluralisme menjadi sebuah mata 
pelajaran wajib adalah tuntutan kondisi obyektif masyarakat Indonesia dan 
tuntutan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. 
Sedangkan kendala pelaksanaan pendidikan pluralisme menjadi sebuah 
mata pelajaran wajib yaitu akan menambah beban kurikulum nasional, 
sementara kecenderungan pengembangan kurikulum nasional dewasa ini 
kearah perampingan”. 

Pendidikan pluralisme akan menempati posisi yang baik jika dapat 

diaplikasikan dalam kurikulum nasional, karena sampai sekarang belum adanya 

kurikulum khusus tentang pendidikan pluralisme, merujuk kepada kebutuhan 

akan pentingnya pendidikan ini, sudah semestinya pendidikan pluralisme 

mengambil posisinya di dalam kurikulum nasional. 
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Model integrasi dengan mata pelajaran yang relevan dalam pelaksanaanya 

bukan mata pelajaran yang berdiri sendiri, melainkan titipan beberapa mata 

pelajaran yang relevan dengan pertimbangan dan hambatan tersendiri. 

Kemungkinan dapat diterapkan model pendidikan pluralisme melalui integrasi 

mata pelajaran yang relevan karena beberapa pertimbangan yaitu; Pertama, 

sangat efisien karena tidak menambah mata pelajaran dan jampelajaran dalam 

kurikulum nasional. Kedua, cukup banyak mata pelajaran yang relevan, seperti; 

agama, PPKN, bahasa Indonesia, sosiologi, antropologi,dan lainya. 

Jika pendidikan pluralisme dapat dititipkan pada kurikulum mata 

pelajaran yang lain, hal ini dapat lebih mudah untuk diaplikasikan dan juga tidak 

membebani kurikulum nasional. Dalam pembahasan mengenai kurikulum 

pendidikan Islam, maka kurikulum  yang  sesuai  bagi  masyarakat  Indonesia  

yang  majemuk  yaitu kurikulum yang dapat menunjang proses peserta didik 

menjadi manusia yang demokratis, pluralis dan menekankan penghayatan hidup 

serta refleksi untuk menjadi manusia yang utuh, yaitu generasi muda yang tidak 

hanya pandai tetapi juga bermoral dan etis, dapat hidup dalam suasana 

demokratis satu dengan lain dan menghormati hak orang lain. 

Selain itu, perlu kiranya memperhatikan kurikulum sebagai proses. Ada 

empat hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengembangkan kurikulum 

sebagai proses ini, yaitu; (a) posisi peserta didiksebagai subjek dalam belajar, (b) 

cara belajar peserta didik yang ditentukan oleh latar belakang budayanya, (c) 

lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi peserta didik adalah entry 

behaviour kultur peserta didik, di lingkungan budaya peserta didik adalah sumber 

belajar. Dalam konteks deskriptif ini, kurikulum pendidikan seharusnya 
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mencakup subjek seperti: toleransi, tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural 

dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, 

demokrasi dan pluralitas, kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang 

relevan. 

Salah satu cara paling efektif menerapkan kurikulum yang dapat 

menunjang proses belajar peserta didik menjadi manusia yang demokratis, 

pluralis artinya peserta didik dapat menerima dan mampu mengembangkan 

pluralisme dengan kesadaran diri, menurut Abdurrahman Wahid, hendaknya 

peserta didik mampu belajar dari penerimaan secara terbuka terhadap 

pluralisme makanan. Siapapun yang memahami realitas keragaman masakan 

yang hampir dimiliki oleh setiap daerah di seluruh pelosok negeri ini, maka 

pemahamannya terhadap pluralisme justru akan semakin kokoh. Keragaman 

masakan yang kita miliki sebenarnya merupakan unsur kekuatan, bukan unsur 

ancaman. Makanan yang begitu banyak aneka ragamnya telah menjadi fakta 

bahwa pluralisme atau kebhinekaan merupakan rahmat Tuhan yang harus 

didayagunakan untuk kemajuan bangsa. 
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BAB IV 

DAMPAK PEMIKIRAN SANG TOKOH 

 

A. Pendidikan Pluralisme Abdurrahman Wahid 

Gus Dur adalah sosok agamawan yang menerapkan teologi untuk 

mencapai jalan kemanusian tanpa memandang status sosial dan keagamaan 

orang lain. Hingga akhir hayatnya Gus Dur adalah sosok Muslim yang gigih 

memperjuangkan dan menanmkan panji-panji pluralisme dalam kehidupan di 

Negara Indonesia yang prulal, maka perlindungan pada setiap warga masyarakat 

harus diutamakan dalam menghadapi pergesekan-pergesekan yang kapan saja 

bisa terjadi. Komitmen Gus Dur dalam menegaskan nilai-nilai pluralisme di 

Indonesia merupakan pemaknaan ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil 

alamin (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah agama yang mengajarkan kasih 

sayang kepada pemeluknya. Atas dasar itulah, maka Islam sangat menetang 

adanya kekerasan dan diskriminasi terhadap sesama manusia. 

Gus Dur dengan tegas mengatakan “pluralisme itu harga mati, Romo” 

(ungkap Gus Dur pada Benny Susetyo) Pluralisme itu mutlak untuk membangun 

Indonesia yang memiliki banyak suku bangsa dan agama. Pluralisme menjadi cara 

pandang paling baik untuk bersikap dan bertindak. Sudah tidak bisa di tawar 

pluralisme harus menjadi cara pandang untuk membangun masa depan Indonesia 

yang lebih baik.1 

Pluralisme yang di peraktekkan dan diajarkan Gus Dur tidak sekedar 

menghormati dan menghargai keyakinan atau pendirian orang lain dari agama 

yang berbeda, tetapi juga disertai kesedian untuk menerima ajaran-ajaran yang 

 
1Rumadi, Damai Bersama Gus Dur (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), h. 14. 
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baik dari agama lain, dalam sebuah tulisannya berjudul intelektual di Tengah 

Eksklusivisme, Gus Dur menerangkan: 
“Saya membaca, menguasai, menerapkan al-Quran , Hadis, dan kitab- kitab 
kuning tidak di khususkan bagi orang Islam. Saya besedia memaknai yang 
manapun asal benar dan cocok dengan hati nurani. Saya tidak 
memperdulikan apakah kutipan dari Injil, Baghawa Gita, kalau bernas kita 
terima. Dalam masalah Bangsa, ayat al-Quran kita pakai secara fungsional, 
bukannya untuk diyakini secaa teologis. Keyakinan teologis dipakai dalam 
persoalan mendasar. Tetapi, aplikasi adalah soal penafsiran. Berbicara 
penafsiran berarti bukan lagi masalah teologis, melainkan sudah menjadi 
masalah pemikiran.”2 

Ketika para pakar seperti John Rawls melihat kemajemukan sebagai fakta, 

Gus Dur memahminya sebagai keharusan. Bagi Gus Dur, keberagaman adalah 

rahmat yang telah di gariskan oleh Allah swt. Menolak kemajemukan sama halnya 

mengingkari pemberian Ilahi. Perbedaan merupakan kodrat manusia. Gus Dur 

cenderung memandang perbedaan dalam persperkitif ethic of dignity daripada 

ethic of interest. Ethic of dignity melihat perbedaan sebagai pemberian sedangkan 

ethic of interest memandangnya sebatas pilihan. 

Menurut Gus Dur, Prinsip pluralisme harus dilihat dalam konteks 

manifestasi universalisme dan kosmopolitanisme peradaban Islam, ajaran 

moralitas Islam yang secara teoritik bertumpu pada adanya lima buah jaminan 

dasar yang diberikan Islam kepada warga masyarakat (maqashidal-syari’ah), 

meliputi; keselamatan fisik warga masyarakat (hifdzu al-nafs), keselamatan 

keyakinan agama masing-masing (hifdzu al-din),keselamatan keluarga dan 

keturunan (hifdzu al-nasl), keselamatanharta benda dan milik pribadi (hifdzu al- 

mal), dan keselamatan hak milik dan profesi (hifdzu al-milk). Kesemuanya itu 

merupakan konsep yang dijadikan Gus Dur sebagai prinsip Universal Islam.3 

 
2Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 204. 
3Abdurrahman Wahid, Islam-Kosmopolitan, Nilai-Nilai Indonesia Dan Transformasi 

Kebudayaan (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), h. 4-5. 



72 
 

 

Demikian juga jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama masing- 

masing bagi para warga masyarakat melandasi hubungan antar warga 

masyarakat atas dasar sikap saling hormat-menghormati, yang akan mendorong 

tumbuhnya kerangka sikap tenggang rasa dan saling pengertian yang besar. 

Terlepas dari kentalnya perjalanan sejarah dengan penindasan, kesempitan 

pandangan, dan kedzaliman terhadap kelompok minoritas yang berbeda 

keyakinan atau agama dari keyakinan mayoritas, sejarah umat manusia 

membuktikan bahwa sebenarnya toleransi adalah bagian inherent dari kehidupan 

manusia. 

Jaminan akan keselamatan keluarga menampilkan sosok moral yang 

sangat kuat, baik moral dalam arti kerangka etis yang utuh maupun dalam arti 

kesusilaan. Kesucian keluarga dilindungi sekuat mungkin. Karena keluarga 

merupakan ikatan sosial paling dasar, maka tidak boleh dijadikan ajang 

manipulasi dalam bentuk apapun oleh sistem kekuasaan yang ada. Kesucian 

keluarga inilah yang melandasi keimanan yang memancarkan toleransi dalam 

derajat sangat tinggi. 

Jaminan dasar atas keselamatan harta-benda merupakan sarana bagi 

berkembangnya hak-hak individu secara wajar dan proporsional, dalam 

kaitannya dengan hak-hak masyarakat atas individu. Masyarakat dapat 

menentukan kewajiban-kewajibannya yang diinginkan secara kolektif atas 

masing-masing individu warga masyarakat. Tetapi penetapan kewajiban itu ada 

batas terjauhnya, dan warga masyarakat secara perorangan tidak dapat 

dikenakan kewajiban untuk masyarakat lebih dari batas-batas tersebut. 
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Jaminan dasar atas keselamatan profesi menampilkan sosok lain lagi dari 

universalitas ajaran islam. Penghargaan kepada kebebasan penganut profesi 

berarti kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan atas resiko sendiri, mengenai 

keberhasilan yang ingin diraih dan kegagalan yang membayanginya. Dengan 

ungkapan lain, kebebasan menganut profesi yang dipilih berarti peluang 

menentukan arah hidup lengkap dengan tanggung jawabnya sendiri. Namun 

pilihan itu tetap dalam alur umum kehidupan masyarakat. 

Secara keseluruhan, kelima jaminan dasar di atas menampilkan 

universalitas pandangan hidup yang utuh dan bulat.Pemerintahan berdasarkan 

hukum, persamaan derajat, dan sikap tenggang rasa terhadap perbedaan 

pandangan adalah unsur-unsur utama kemanusiaan dan dengan demikian 

menampilkan universalitas ajaran Islam. Namun, sejauh ini semua jaminan dasar 

itu hanya menyajikan kerangka teoritik (atau bahkan mungkin hanya moralitas 

belaka) yang tidak berfungsi tanpa didukung oleh kosmopolitanisme peradaban 

Islam. Watak kosmopolitanisme dari peradaban Islam itu sesungguhnya telah 

tampak sejak awal pemunculannya. Peradaban itu, yang dimulai dengan cara-cara 

Nabi Muhammad saw. mengatur pengorganisasian masyarakat Madinah hingga 

munculnya ensiklopedis Muslim awal pada abad ketiga Hijriyah, memantulkan 

proses saling menyerap dengan peradaban-peradaban lain di sekitar Islam pada 

waktu itu. Yaitu mulai dari sisa-sisa peradaban Yunani Kuno yang berupa 

hellenisme hingga peradaban Anak Benua India. 

Peradaban Islam itu muncul dalam sejumlah unsur dominan, seperti 

hilangnya batasan etnik, kuatnya pluralitas budaya, heterogenitas politik, dan 

bahkan menampakkan diri dalam unsur dominanyang menakjubkan, yaitu 
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kehidupan beragama yang eklektik selama berabad-abad. 

Peradaban Islam tercapai atau berada pada titik optimal, manakala 

tercapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum Muslim dan 

kebebasan berpikir semua warga masyarakat termasuk mereka yang non- Muslim. 

Kosmopolitanisme seperti itu adalah kosmopolitanisme yang kreatif, karena di 

dalamnya warga masyarakat mengambil inisiatif untuk mancari wawasan terjauh 

dari keharusan berpegang pada kebenaran. Situasi kreatif yang memungkinkan 

pencarian sisi-sisi paling tidak masuk akal dari kebenaran yang ingin dicari dan 

ditemukan, situasi cair yang memaksa universalime ajaran Islam untuk terus- 

menerus mewujudkan diri dalam bentuk-bentuk nyata.Namun demikian, proses 

tersebut bukannya nyata dalam postulat-postulat spekulatif belaka.  

B. Pendapat Abdurrahman Wahid Terhadap Pendidikan Pluralisme Dalam 

Konsep Islam 

Islam memandang pluralisme sebagai sikap saling menghargai dan 

toleransi agama lain. Tinjauan pluralisme dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang 

menunjukkan pada nilai-nilai pluralisme, sebagaimana al-Quran sampaikan di 

dalam al-Quran surah al-Hujarat ayat 13 : 

لَ   ائِ بَ
َ
ا وَق وبً عُ

ُ
مْ ش

ُ
اك
َ
ن
ْ
ل عَ ٰ وَجَ

َ
ثَ

ْ
ن
ُ
رٍ وَأ

َ
ك
َ
نْ ذ مْ مِ

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
ن اسُ إِ

َّ
ا الن هَ يُّ

َ
ا أ يَ

 ٌ ي  بِ
َ
يمٌ خ لِ َ عَ

ه
 اللَّ

َّ
ن مْ ۚ إِ

ُ
اك
َ
ق
ْ
ت
َ
ِ أ

ه
 اللَّ

َ
د
ْ
ن مْ عِ

ُ
ك رَمَ

ْ
ك
َ
 أ
َّ
ن وا ۚ إِ

ُ
ارَف عَ

َ
ت  لِ

Terjemahnya:  

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha 
mengenal. 
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Dalam ayat tersebut Alwi Shihab menafsirkan kata lita’arofuu, bukan hanya 

berarti berinteraksi positif, selanjutnya dari akar kata yang sama pula setiap 

perbuatan baik dinamakan4 Dengan demikian pluralitas memang dikehendaki-

Nya sesuai dalam Surah Hud ayat 118 diantaranya: 

ِ َ ْ فِي  لِ
َ
ت
ْ
خ ِِِم 

َ
ون

ُ
زَال ِِِيَ

َ
ِِوَل  ِِِ

 
ة
َ
ِِِوَاحِد

 
ة مَّ

ُ
اسَِِِأ

َّ
لَِِِالن جَعَ

َ
ِِِل
َ
ك اءَِِِرَبُّ

َ
وِِِْش

َ
 وَل

 

Terjemahnya: 

“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang 
satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. 

Demikian pluralisme yang dimaksud adalah interaksi saling yang 

berimplikasi positif, hal ini tercermin penggunaan kata mukhtalifin lanjut Alwi 

Shihab yang berkonotasi positif, take and give, kasih sayang saling menghormati 

secara damai terbentuk dalam perbedaan tersebut, Sedangkan kata syiqaq 

sebagai lawan dari mukhtalifin bermakna perbedaan yang berkonotasi negative, 

sehingga perbedaan pendapat yang membawa pada pertikaian disebut syiqaq dan 

yang berarti khilaf adalah perbedaan yang didasari atas saling hormat-

menghormati. Keberagaman merupakan sunnatullah yang harus direnungi dan 

diyakini setiap umat, kesadaran umat beragama menjadi kunci bagi 

keberlangsungan dalam menjalankan agamanya masing-masing. Setiap agama 

memiliki substansi kebenaran, dalam filsafat prenial suatu konsep dalam wacana 

filsafat yang banyak membicarakan hakekat Tuhan sebagai wujud absolut 

merupakan sumber dari segala sumber wujud. Sehingga semua agama samawi 

berasal dari wujud yang satu, atau menghubungkan kembali dalam realitas 

 
4M. Syaiful Rahman, “Islam dan Pluralisme”, Jurnal STAIN Pemekasan, Vol. 2, No (2014), h. 

402. 
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eksoterik agama-agama. 

Disamping itu pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati 

kebinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban, bahkan pluralisme adalah suatu 

keharusan bagi keselamatan manusia, melalui mekanisme dan pengimbangan 

masing masing pemeluk agama dan menceritakan secara obyektif dan transparan 

tentang histores agama yang dianutnya. Allah berfirman dalam surah an-Nisa 

ayat 1: 

وْجَهَا
َ
هَاِِز

ْ
قَِِمِن

َ
ل
َ
ِوَخ ةِ 

َ
ِِوَاحِد س 

ْ
ف
َ
مِِْمِنِِْن

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِيِخ

ّ
ِِال م 

ُ
ك واِِرَبَّ

 
ق
َّ
اس ِِات

َّ
هَاِِالن يُّ

َ
ِاِِأ

ِِبِهِِ
َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
ذِيِت

ّ
َِِال

ّ
واِِِاللَ

 
ق
َّ
ِ ِوَات اِِوَنِسَاءِ  ً ثِي 

َ
ِِِك

 
جَال مَاِِر 

ه 
ْ
ِِمِن

َّ
ِوَبَث

مِِْرَقِيبًاِ
ُ
يْك
َ
ِِعَل

َ
ان
َ
ِِِك َ

ّ
ِِاللَ

َّ
رْحَامَِِ ِِإِن

َ ْ
 وَالأ

Terjemahannya: 
”Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya 
(Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan 
laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang 
dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan 
kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. 

Dalam tafsir Kemenag RI, bahwa pada ayat ini Allah menjelaskan kitab suci 

merupakan petunjuk jalan kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah 

tauhid, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut 

manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasing 

sayang antar sesama. 

Islam memandang umat Islam sebagai suatu kesatuan. Mereka diciptakan 

dari satu asal usul, nenek moyang mereka adalah Adam dan Hawa. Atas dasar 

inilah Islam tidak memperkenankan seorang menjadi penindas terhadap suatu 

ras, agama, atau golongan lainnya, karena pada hakikatnya kita semua adalah 

berasal dari yang Satu. Ayat tersebut juga memerintahkan kepada kita agar 
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menjaga hubungan tali silahturahmi kepada sesama karena Islam adalah agama 

cinta damai yang mengakui keberadaan pluralitas. 

Pluralisme dalam agama Islam memiliki landasan yang kuat, Islam 

ditekankan agar mampu menjadi pembawa rahmat bukan hanya untuk satu atau 

dua golongan, akan tetapi untuk seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Salah 

satu syarat terpenting jika hendak menerapkan pluralisme, terkhusus pada 

agama adalah komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing yang dianut 

oleh pemeluknya. Seorang pluralis dalam berinteraksi dengan beragam agama, 

tidak saja  ditunutut  untuk  membuka diri,  belajar  dan  menghormati mitra 

dialognya. Tapi, yang terpenting adalah komitmen terhadap agama yang 

dianutnya. Hanya dengan sikap demikian dapat menghindari relativisme agama 

yang tidak sejalan dengan semangat pluralisme. 

Berkaitan dengan konteks ini, Islam sejak awal telah memperkenalkan 

prinsip-prinsip pluralisme, atau lebih tepatnya pengakuan terhadap pluralitas 

dalam kehidupan manusia. Sikap menghargai dan toleran kepada pemeluk agama 

lain adalah mutlak untuk dijalankan, sebagai bagian dari keberagaman. Namun 

anggapan bahwa semua agama adalah sama tidak dibenarkan dan bertentnagan 

dengan semua agama. Sama-sama kita ketahui bahwa MUI telah mengeluarkan 

fatwa tentang pluralisme, liberalisme dan sekuleris agama adalah haram. 

Pluralisme diharamkan oleh oleh MUI adalah pluralisme yang mencapuradukkan 

aqidah dan ibadah umat Islam dengan pemeluk agama lain. 

Pemikiran pluralisme yang dijalankan oleh Gus Dur berbeda dengan 

pluralisme yang diharamkan MUI. Gus Dur sebagai muslim tetap bersikap ekslusif 

dalam hal teologi. Namun dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Gus 
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Dur menunjukkan sikap yang berbeda dengan bersikap adil kepada siapapun 

tanpa melihat status agama. Gus Dur tidak mau jauh terllibat dalam kebenaran 

yang diyakini oleh orang lain sebab setiap orang akan mempertanggungjawabkan 

keyakinannya masing-masing di hadapan Sang pencipta. Pluralisme yang Gus Dur 

bawakan didasarinya dalam al-Quran surah al-Hujarat ayat 13, berikut kutipan 

beliau: 

مِْ
ُ
اك
َ
ن
ْ
ل عَ ِِِوَجَ ى

َ ث 
ْ
ن
ُ
ِِوَأ رِ 

َ
ك
َ
نِِِْذ مِِِْمِ

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ِِخ اِ

َّ
ن ِِِإِ اس 

َّ
ِِالن اِ هَ يُّ

َ
ِِأ اِ ِيَ

َِ
ّ
ِِِاللَ

َّ
ن ِِإِ مِِِْ 

ُ
اك
َ
ق
ْ
ت
َ
ِِِِأ

ّ
ِِِاللَ

َ
د
ْ
ن مِِِْعِ

ُ
ك رَمَ

ْ
ك
َ
ِِِأ
َّ
ن ِِإِ  ِ واِ

 
ارَف عَ

َ
ت ِِلِ لَِ ائِ بَ

َ
ِِوَق اِ وبً ع 

 
ِش

ِ ي  بِ
َ
ِِِخ يمر لِ  عَ

Terjemahnya: 
“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha 
mengenal.”5 

Kesadaran pluralisme ini sangat dibutuhkan untuk kita dalam 

menjalankan ajaran masing-masing agama. Dengan kesadaran pluralisme maka 

sebagai umat beragama kita tidak perlu memikirkan perbedaan-perbedaan yang 

ada sebagai suatu masalah, melainkan sebagai wujud syukur keanekaragaman 

yang diberikan oleh Allah swt.

 
5Abdurrahman Wahid, Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita (Jakarta: 

Democracy Projeck, 2006), h. 267. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis tentang Pendidikan Pluralisme dalam 

perspektif islam menurut Abdurrahman wahid, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Menurut Abdurrahman Wahid Pendidikan Pluralisme merupakan suatu 

Pendidikan untuk menerima perbedaan sebagai sunnatullah agar saling 

mengenal, menghindari perpecahan, mengembangkan kerja sama dengan 

menumbuhkan rasa saling pengertian, saling memiliki dan bersikap inklusif, 

tidak membatasi pergaulan dengan siapapun, namun tetap meyakini 

kebenaran agama sendiri dengan tidak mempersamakan keyakinan secara 

total. 

2. Dalam perspektif pendidikan Islam, pemikiran Abdurrahman Wahid tentang 

Pendidikan pluralisme memiliki keserasian yaitu berorientasi pada 

terbentuknya kepribadian serta akhlak yang luhur dengan berdasarkan al- 

Quran dan al-Hadits, serta mengupayakan untuk menanamkan nilai-nilai 

toleransi pada peserta didik sejak dini yang berkelanjutan dengan 

mengembangkan rasa saling pengertian dan memiliki terhadap umat agama 

lain. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diberikan sebagai berikut: 

hendaknya kita sebagai manusia harus menghilangkan rasa kesombongan dan 

keangkuhan yang melekat dalam diri kita, dan senantiasa kita harus ingat akan 
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asal muasal dari mana kita diciptakan. Bahwa kita diciptakan dari tanah dan akan 

kembali ke tanah, oleh karena itu kita tidak pantas untuk berperilaku sombong 

dan angkuh merasa diri yang paling benar, agar toleransi beragama dapat 

terwujudkan.  

Kemudian hendaknya para subjek pendidikan, baik pemikir, tokoh 

maupun pelaksana lapangan dapat menjadikan pendidikan pluralisme sebagai 

pendidikan untuk mengembangkan sikap pluralisme pada peserta didik di era 

sekarang ini. Pendidikan Islam yang berorientasi pada perbaikan tingkah laku 

peserta didik sangatlah perlu untuk segera menerapkan ajaran-ajaran Islam yang 

toleran melalui kurikulum pendidikannya dengan tujuan pada pemahaman serta 

upaya untuk bisa hidup dalam konteks perbedaan agama dan budaya di tengah 

kehidupan berbangsa dalam konteks Indonesia yang plural ini. 

Demikian pula, hendaknya semua elemen masyarakat termasuk 

pemerintah ikut serta berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia dan menggalakkan pendidikan pluralisme mencakup berbagai aspek 

seperti politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mendukung terwujudnya tatanan 

pendidikan yang bermutu dan berkualitas, sehingga kemajemukan bangsa 

Indonesia bukanlahancaman, namun akan menjadi kekuatan dengan sumber daya 

yang mampu bersaing di tengah globalisasi. 
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