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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil  keputusan bersama 

(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 

Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat 

pada halaman berikut ini: 

 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf latin 

 

Nama 

 
Alif Tidak 

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 

 
Ba 

B Be 

 Ta 
T Te 

 S|a 
S| 

Es (dengan titik diatas) 

 Jim 
J Je 

 H{a 
H{ 

Ha (dengan titik diatas 

 
Kha 

Kh Ka dan Ha 

 
Dal 

D De 

 
Z|al 

Z| 
Zet (dengan titik diatas) 

 
Ra 

R Er 

 
Zai 

Z Zet 



x 

 

 

 
Sin 

S Es 

 
Syin 

Sy Es dan ye 

 
S{ad 

S{ 
Es (dengan titik di bawah) 

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

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

2. Vokal. 

Vokal   bahasa Arab seperti vokal bahasa Inodonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fath{ah A A ا َ

 Kasrah I I اِ

 D{ammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fathah dan ya Ai A dan I يَ 

 Fathah dan وَ 
Wau 

Au A dan U 

Contoh:  

َفَ يَ كَ   : Kaifa 
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لَ وَ هَ   : Haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan Tanda  

 

Nama 

ي... ا...   Fathah dan alif atau ya> a> a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya> i> i dan garis di atas يَ 

 Dammah dan wau u> u dan garis di atas وَ 

Contoh:  

اتَ   Ma>ta :  م 

م ي  <rama :  ر 

 Qi>la : قيِلَ 

وتَ   yamu>tu : ي م 

4. Ta>’ marbu>tah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>tah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>tah yang hidup atau 

mendaptkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).  

Sedangkan ta>’ marbu>tah yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya 

adalah (h).  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>tah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah , maka ta>’ marbu>tah 

itu ditransliterasikan dengan (h). 

Contoh: 

وضَ  الا ط ف لََِة َر    :ۡ Raudah al-at-fa>l. 
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دَِ ل ةَ ظََِالف اَين ة ََا لم   : al-madinah al-fa>dilah. 

ة َ  .al-hikmah :  ا لحٍكم 

5. Syahdah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydid yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (  َۡۡۡ  ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh: 

ب ن اَ  <Rabbana : ر 

ي ن اَ  <najjaina : ن خ 

قَ   al-haqq : ا ل ح 

 nu’iman : ن عِمَ 

د وَ عَ   : ‘aduwwun 

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (َِي), 

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

يَ لَِعَ   : ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

يَ بَِرَ عَ   : Arabiyyun (bukan ‘arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf ۡۡلا (alif 

lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketiga ia di ikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 
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Contoh: 

سَ   al-syams (bukan asy-syams) : ا ش م 

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

 al-falsafat : ا ل فل س ف ة َ

دَ   al-bila>d : ا ل ب لَ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

نَ  و  ر   ta’muru>n : ت ا م 

عَ  و   al-nau : ا ل ن م 

 sya’i : ش ي ئَ 

 umirtu : ا مرث

8. Penulisan kata Arab yang wajib digunakan dalam bahas Inonesisa. 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditranslitersikan dalam bahasa Indonesia 

atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lzim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis cara transliterasi di atas.  

Contoh: fi>-zilal al-Qura>n  As-sunnah qabl al-tadwin. 

9. Lafz al-Jalalah 

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

berkeduduka sebagai mardha (frasa nominal), ditranslitersi tampa huruf hamzah. 

Huruf pada sistem tulisan Arab tidak menganalisa dunia rujak 

Contoh:  
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اللهَدِي نَ   di>nullah َِاللهَاب  billah 

Adapun ta>’ marbu>tah diakhir kata yng disndarkan kepada lafz al-jala>lah, 

ditranslitersi dengan huruf (t).  

Contoh: 

ةََِرَ َفِيَ َه مَ  م  اللهَح   : hum fi>hi rahmatilla>h. 

10. Huruf Kapital 

Walau sisitem penulisan Arab tidak mengenl huruf kapital  (All Caps), dalam 

translitersinya huruf-huruh tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama yng didhului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sndangnya. Jika terletak pada kalimat, maka huruf A 

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 

ketika ia tulis dlam teks maupun dalm catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wama> muhammadun illa> rasu>l. 

Syahru Ramadha>n al-lazi> unzila fih al-Qur’a>n 

Nasi>r al-Di>n al-Tu>si> 

Abu Nasar al-Fara>bi> 

Al-Gazali 

Al-minqiz min al-Dala>l 

Jika nama seseorang menggunakan kat Ibn (anak dari) dan Abu> (Bapak dari) 
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sebgai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai 

nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh:  

Abu> al-Walid Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi Ibn Rusyd, Abu> al-Wa>lid 

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibn). 

Nasar Ha>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nasar Ha>mid (Bukan: Zaid, Nasr 

Hami>d Abu. 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  : subha>nahu> wa ta’a>la> 

saw  : sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   : ‘alaihi al-sala>m  

H.   : Hijriah 

M.  : Masehi 

SM  : Sebelum Masehi 

w.  : Wafat Tahun 

QS  …./…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A>l- Imra>n/3: 04. 

HR  : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK  

Nama  : Ahmad Sukran 

NIM  : 20100115040 

Judul  : Perspektif Pemikiran Kuntowijoyo tentang Nilai-nilai Pendidikan 

     Profetik bagi Perwujudan Masyarakat Madani. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) bagaimana mendeskripsikan kiprah 

Kuntowijoyo dalam beragam bidang, 2) bagaimana menjelaskan konsep dan ragam 

pendidikan profetik menurut Kuntowijoyo, 3) bagaimana karakteristik masyarakat 

madani yang bercirikan nilai-nilai pendidikan profetik. 

 Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan pedagogik. Karena 

peneliti menganalisa dan menginterpretasikan ke dalam aspek pendidikan, sehingga 

nilai-nilai pendidikan profetik tidak hanya menjadi sebuah bangunan teori ilmu sosial, 

namun juga dapat dimaknai sebagai sebuah bangunan teori-teori pendidikan. Karena 

penelitian ini tergolong kualitatif, sehingga peneliti menjadikan kepustakaan sebagai 

sumber data dalam melakukan penelitian. Dengan kata lain bahwa jenis penelitian ini 

ialah penelitian kepustakaan (library reaserch).  

Dalam penelitian ini menunjukan hasil bahwa nilai-nilai pendidikan profetik 

dipahami dalam berbagai aspek, yaitu: 1) humanisasi dipahami sebagai gerakan 

kemanusiaan atau memanusiakan manusia, dipahami juga sebagai aktivitas 

pencerdasan, proses mendidik dan membentuk kepribadian peserta didik ke arah yang 

lebih baik, 2) liberasi dipahami sebagai gerakan pembebasan (freedom of choise), 

kehendak untuk berekspresi, kebebasan berpendapat, dan termaksud kebebasan untuk 

menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri, 3) Transendensi dimaknai sebagai 

sebuah tujuan akhir dari segala bentuk aktivitas manusia. Manusia tidak boleh 

bersikap antroposentris (memusatkan pada manusia) namun haruslah 

teoantroposentris (memusatkan kepada Tuhan). 

Perwujudan masyarakat madani, berimplikasi pada dua hal: Perubahan sosial 

dan perubahn kultural. Perubahan sosial ditandai dengan 5 (lima) hal; 1) pesatuan 

umat; 2) kemajuan umat; 3) pemberdayaan umat; 4) keberagaman umat; 5) pruralisme 

umat. Sedangkan perubahan secara kultural ditandai dengan 4 (empat) hal sebagai 

berikut; 1) etos kerja; 2) kemajuan ilmu; 3) budaya agama; 4) kosmopolitanisme Islam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sebuah aspek yang sangat fundamental dalam tubuh 

bangsa Indonesia. Persoalan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan 

mendesak, karena hanya dengan pendidikan masa depan sebuah bangsa itu 

ditentukan. Pentingnya pendidikan karena ia menjadi salah satu tujuan bernegara, hal 

ini sesuai dengan amanat konstitusi di dalam pembukaan UUD 1945 mengamanatkan 

bahwa: “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.  

Diktum yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan berbangsa” yang 

merupakan bagian dari tujuan bernegara. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan 

adalah merupakan agenda besar bangsa Indonesia dalam hal mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Kemudian amanat ini dituangkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang 

Dasar 1945 (hasil amandemen ke-4 tahun 2001) Pasal 31 Ayat (3) yang berbunyi, 

“memerintahkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa yang diatur dengan Undang-

Undang”. 1  Oleh karena itu, sebagaimana amanat UUD RI 1945, Pemerintah 

mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

 

1 Darda Syahrizali dan Ardi Sugianto, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan 

Aplikasinya, (Cet. 1; Jakarta Timur: Laksa Aksara, 2013), h. 3. 
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Kemudian melalui Tujuan Pendidikan Nasional dalam UU No. 20 Tahun 

2003, Pemerintah merumuskan definisi pendidikan sebagai acuan dasar dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 

Ayat (1) Berbunyi: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan darinya, masyarakat, bangsa, dan Negara”. Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 

1 Ayat (2) Tentang Tujuan Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi,” bahwa sistem 

pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 

meningkatkan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk 

menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, 

dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, 

terarah, dan berkesinambungan”.2 

Melalui Pembukaan UUD RI 1945 dan batang tubuh UUD RI 1945, serta 

turunan undang-undang lainnya, menegaskan bahwa pentingnya pendidikan dan 

Negara bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan kepada rakyatnya. 

Karena fungsi pendidikan nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 2 (Dasar, Fungsi, dan Tujuan) 

Pasal 3 adalah “mengembangkan kemampuan peserta dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

 

2 Darda Syahrizali dan Ardi Sugianto, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan 

Aplikasinya, h. 110. 
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beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. 3  Keseluruhan landasan yuridis tersebut, merupakan acuan 

Negara, institusi pendidikan serta tenaga pendidik dalam upaya memajukan bangsa 

melalui penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan Islam.  

Islam sebagai suatu agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia 

dari yang paling kecil hingga paling besar, dari paling sederhana hingga paling rumit. 

Dengan kata lain, Islam adalah agama komprehensif yang mengurus segala aspek 

kehidupan manusia, tidak ada satupun yang lepas dari perhatian Islam. Dalam aspek 

sosial Islam memiliki konsep tentang masyarakat ideal, yaitu sebuah masyarakat 

yang berpegang teguh pada nilai ajaran Islam. Konsep masyarakat ideal dalam 

Islam, itu terangkum dalam berbagai ayat dalam al-Qura>n yang memberikan beberapa 

peran dan posisi umat Islam dengan kategori umat terbaik (khaira ummah), 

sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam QS A>li-Imra>n/03: 110, berbunyi: 

يْرۡ ۡۡكُنْتمُْۡ تْۡۡۡامَُةۡ ۡۡخ  عْرُوْفِۡۡۡت أمُْرُوْنۡ ۡۡلِلناَسِۡۡۡاخُْرِج  ت نْه وْنۡ ۡۡباِلْم  تؤُْمِنوُْنۡ ۡۡالْمُنْك رِۡۡۡع نِۡۡۡو  ۡۡۗباِلٰلِّۡۡۡو 

ل وْۡ نۡ ا ۡۡۡو  يْرًاۡل ك انۡ ۡبِۡالْكِتۡ ۡا هْلُۡۡۡم  ا كْث رُهمُُۡۡالْمُؤْمِنوُْنۡ ۡمِنْهُمُۡۡۡۗلهَُمْۡۡخ  ١١٠ۡۡسِقوُْنۡ الْفۡ ۡۡو 

Terjemahnya:  

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena 
kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan 
beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik 
bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka 
adalah orang-orang fasik.4 

Umat pertengahan atau moderat (ummatan wasathan), sebagaimana Allah swt. 

Berfirman dalam QS al-Ba>qarah/02: 143, berbunyi: 

 

3 Darda Syahrizali dan Ardi Sugianto, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan 

Aplikasinya, h. 115. 

4Qur’a>n Kemenag, (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’a>n (LPMQ), 2002). 
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ك ذۡ  ع لْنۡ ۡلِكۡ و  ت كُوْنوُْاۡۡوَس طًاۡامَُةًۡۡكُمْۡج  د اۡ ۡل ِ ي كُوْنۡ ۡالناَسِۡۡع ل ىۡءۡ شُه  ۡۡۡش هِيْداًۡۡع ل يْكُمْۡۡالرَسُوْلُۡۡو 
Terjemahnya:  

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat 
pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul 
(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.5 

Dan umat yang satu (ummatan wahidah).6 Sebagaimana Allah swt. Berfirman 

dalam QS al-Ba>qarah/02: 213, berbunyi: 

رِيْنۡ ۡۡنۡ النَبيِ ۡ ۡۡاٰللُّۡۡۡف ب ع ثۡ ۡۡۡۗوَاحِد ةًۡۡۡامَُةًۡۡۡالناَسُۡۡۡك انۡ  مُنْذِرِيْنۡ ۡۡمُب ش ِ لۡ ۡۡۡۖو  ا نْز  ع هُمُۡۡۡو  ق ِۡۡۡبۡ الْكِتۡ ۡۡم  ۡباِلْح 

اۡۡالناَسِۡۡۡب يْنۡ ۡۡلِي حْكُمۡ  اۡۡۡۗفِيْهِۡۡۡاخْت ل فوُْاۡۡفِيْم  م  اۡۡب عْدِۡۡۡمِنْۡ ۡۡاوُْتوُْهُۡۡۡالَذِيْنۡ ۡۡاِلَّۡۡۡفِيْهِۡۡۡاخْت ل فۡ ۡۡو  اۡ ۡۡم  تْهُمُۡج  ۡء 

نوُْاا ۡۡالَذِيْنۡ ۡاٰللُّۡۡف ه د ىۡۡۚب يْن هُمْۡۡۡ ب غْياًۡۡتُۡالْب ي ِنۡ  اۡم  ق ِۡۡۡمِنۡ ۡفِيْهِۡۡاخْت ل فوُْاۡلِم  اٰللُّۡۡۗۡباِِذنِْهۡ ۡالْح  نْۡۡي هْدِيْۡۡو  ۡم 

اطۡ ۡىاِلۡ ۡءُۡيَش اۡ  سْت قِيْمۡ ۡصِر  ٢١٣ۡۡمُّ

Terjemahnya:  

Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) 
menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama 
mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara 
manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih 
hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata 
sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka 
dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman 
tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada 
siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.7 

Doktrin ajaran Islam selalu menyerukan pada persatuan dan kesatuan umat, 

mengajarkan makna perbedaan dan mengajarkan tentang pentingnya berpegang teguh 

pada kebenaran, baik yang bersumber dari wahyu maupun kebenaran yang bersumber 

dari cipta, rasa dan, karsa manusia. Islam juga mengajarkan manusia, agar senantiasa 

berpikiran terbuka, obyektif, serta tidak kaku dalam menerima segala sumber ilmu 

 

5Qur’a>n Kemenag, (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’a>n (LPMQ), 2002). 

6 Mia Fitriah Elkarimah, Konsep Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani, Jurnal 

Tarbawy, Vol. 4, Nomor 1, (2017), h. 4. 

7Qur’a>n Kemenag, (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’a>n (LPMQ), 2002). 
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pengetahuan. Lebih dari itu, Islam juga mengajarkan tentang pentingnya melakukan 

verifikasi atau dalam bahasa agama disebut “tabayyun” atas segala informasi dan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh.  

Dalam segala aspek inilah, Islam bukanlah sebuah ajaran yang hanya 

mengajarkan tentang syahadat, salat, puasa, zakat, haji serta ibadah ritual lainnya, 

tetapi juga meliputi keseluruhan aspek mua>malah. Pemaknaan Islam haruslah secara 

holistik (menyeluruh), bukan secara eksplisit (terpisah), Islam mengajarkan bahwa 

keseluruhan ajaran Islam haruslah diterima secara kaffah, yang dalam pengertian 

Kuntowijoyo, Islam secara kaffah ialah menyeluruh dalam berpikir, berkata, dan 

berbuat.8 Sebagai perumpamaan, orang yang mengaku Islam tidak dapat sekaligus 

menjadi seorang Komunis. 9  Karena Islam menyentuh terhadap seluruh aspek 

kehidupan manusia, sehingga hal inilah yang menjadi cikal bakal kemajuan peradaban 

Islam. 

Kemajuan peradaban dunia saat ini tidak lepas dari kontribusi Islam terhadap 

penemuan dan penelitian para ilmuan Islam yang bertolak dari semangat keberislaman 

melalui al-Qura>n dan Sunnah sebagai pedoman dasar para ulama dalam menghasilkan 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang baru. 

Semangat kemajuan dan perubahan yang tertanam di dalam diri pribadi umat 

Islam mendorong untuk senantiasa mendalami ilmu pengetahuan baik pengetahuan 

tentang agama maupun pengetahuan dunia atau ilmu-ilmu keduniaan. Para ilmuan 

Islam berpandangan bahwa peradaban hanya akan bisa dicapai melalui pengetahuan 

(Knowledge), berangkat dari wahyu Allah swt. yang pertama diturunkan kepada nabi 

 

8Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu, (Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 5. 

9Kuntowijoyo, Maklumat Sastra Profetik, (Cet. I; Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2006), 

h. 4. 
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Muhammad saw. yaitu ‘Iqra (bacalah). Perintah membaca ini mengindikasikan bahwa 

Islam sangat memandang penting ilmu pengetahuan. Membaca di sini tidak hanya 

membaca tentang teks atau segala yang tertulis, akan tetapi konteks atau kondisi 

sekitar kita diperintahkan untuk mengamati dan menganalisis terkait gejala-gejala 

sosial, bahkan membaca sesuatu yang tidak tampak oleh pancaindra. Ayat al-Qura>n 

lain misalnya yang perintahkan untuk mengamati alam sekitar seperti yang 

difirmankan oleh Allah swt. dalam QS A>li-Imra>n/30: 190, berbunyi: 

لْقِۡۡفيِْۡۡانَِۡ الّْ رْضِۡۡتِۡو ۡالسَمۡ ۡخ  فِۡۡو  اخْتلَِ  النهَ ارِۡۡۡالَيْلِۡۡو  ۡ ۡو  وُلِىۡۡتۡ يۡ لّ  ١٩٠ۡۡالّْ لْب ابِۡ ۡۡلّ ِ

Terjemahnya: ۡ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan 
siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal.10 

Melalui proses inilah, umat Islam mengembangkan pengetahuan secara 

mendalam melalui berbagai khazanah intelektual dikembangkan dari masa ke masa. 

Seiring perkembangan zaman, para ilmuan lahir dari masa ke masa dengan kondisi 

sosial yang berbeda-beda. Melalui kondisi sosiologis dan geografis, lahirlah ilmuan 

yang bergerak di bidangnya masing-masing, antara lain ada ilmuan yang bergerak 

bidang agama, sains, sosiologi, pendidikan, sastra, arsitektur, astronomi, dan lain-lain. 

Ilmuan yang bergerak di bidang agama misalnya seperti ilmu fiqih, hadis, dan tafsir. 

Pada bidang fiqih misalnya empat Imam Madzhab yang terkenal yaitu, Imam Hanafi, 

Imam Maliki, Imam, Syafi’I, Imam Ahmad bin Hanbal. Pada bidang hadis seperti 

Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam at-Tirmidzi, Imam Abu-Dawud, Imam an-Nasa’i 

dan Imam hadis lainnya. Pada bidang tafsir seperti, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir 

al-Thabed, Imam Ibnu Athiyyah dan Imam lainnya. Pada bidang pendidikan seperti 

 

10Qur’a<n Kemenag, (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’a>n (LPMQ), 2002). 
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Imam al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ikhwan as-shafa dan tokoh Islam lainnya. Sedangkan 

tokoh-tokoh pendidikan Islam modern seperti Fazlurrahman, Muhammad Iqbal, 

Naquib al-Attas, Ismail Raji al-Faruqi dan tokoh pendidikan Islam lainnya. 

Berbagai teori pendidikan yang hasilkan oleh para tokoh pendidikan di atas 

yang berusaha untuk bagaimana umat Islam keluar dari keterbelakangan dan 

kejumudan dalam berpikir, mengingat perkembangan umat Islam dari segi ilmu 

pengetahuan dan teknologi sangat terbelakang, sehingga para pemikir Islam berusaha 

untuk merumuskan konsep pendidikan Islam agar umat Islam mampu mengejar 

ketertinggalan dan bersaing dengan Barat dalam menghasilkan inovasi dan 

pengembangan ilmu pengetahuan.  

Gerakan Islamisasi pengetahuan berusaha supaya umat Islam tidak begitu saja 

meniru metode-metode dari luar dengan mengembalikan pengetahuan pada pusatnya, 

yaitu tauhid. Dari tauhid akan ada tiga macam kesatuan, yaitu kesatuan pengetahuan, 

kesatuan hidup, dan kesatuan sejarah. Kesatuan pengetahuan artinya, bahwa 

pengetahuan harus menuju kepada kebenaran yang satu. Kesatuan hidup berarti 

hapusnya perbedaan antara ilmu yang sarat nilai dan ilmu yang bebas nilai. Kesatuan 

sejarah artinya, pengetahuan harus mengabdi kepada umat dan manusia. Islamisasi 

pengetahuan berarti mengembalikan pengetahuan pada tauhid atau konteks kepada 

teks.11 Metode seperti yang dianggap mampu menjawab dan menarasikan kegelisahan 

umat Islam dibalik kekakuan dalam memahami Islam hanya persoalan ukhrawi, 

sehingga melahirkan dikotomi ilmu pengetahuan dan ilmu agama. 

Kondisi dikotomi keilmuan seperti itu memunculkan wacana yang dari Syeed 

Mohammad Naquib al-Attas dan Ismail Raji al-Faruqi dengan gerakan “Islamisasi 

 

11Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu, h. 7-8. 
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Ilmu pengetahuan”
 
yang mulai menggema saat konferensi internasional di Makkah 

tentang pendidikan muslim dalam upaya mengetengahkan problem kelemahan dalam 

pendidikan Islam. Programnya adalah melakukan integrasi ilmu dan lembaga 

pendidikan Islam dalam sebuah sistem yang holistik agar tidak terpukau dengan 

peradaban dan keilmuan Barat. Mereka memberikan kritik terhadap Barat yang 

kapitalistik-materialistik, minus moral dan spiritual. 

Namun upaya “Islamisasi Pengetahuan” ini mendapat koreksi dan penolakan 

dari Arkoun dan Fazlur Rahman yang menganggap bahwa Islamisasi ilmu 

pengetahuan tersebut sulit untuk direalisasikan. Di lain pihak, penolakan serupa juga 

dilakukan oleh Kuntowijoyo yang menawarkan konsep “Islam Sebagai Ilmu” yang 

dimaksudkan Islamisasi pengetahuan dengan proses peminjaman dan sintesis tersebut, 

tidaklah perlu dikhawatirkan sebagai westernisasi Islam. Pengilmuan Islam ini 

merupakan gerakan proaktif yang menggabungkan proses dan hasil menuju 

paradigma Islam. Usaha Kuntowijoyo dari konsep “Islam Sebagai Ilmu” atas 

kekhawatirannya terhadap dominasi sains Barat, sehingga ia memunculkan  gagasan 

“Ilmu Sosial Profetik” yang melakukan reorientasi terhadap epistemologi, yaitu 

reorientasi terhadap mode of thought  dan mode of inquiry, bahwa  sumber ilmu 

pengetahuan itu tidak hanya dari rasio dan empiris tetapi juga dari wahyu.12 Ilmu 

Sosial Profetik juga dimaksudkan Kuntowijoyo artinya ilmu yang tidak hanya 

menjelaskan dan mengubah fenomena sosial tetapi juga memberi petunjuk ke arah 

 

12Kuntowijoyo dengan Islam Sebagai Ilmu, ia berangkat dari keprihatiannya atas gagasan 

“Islamisasi pengetahuan” yang cenderung bersifat reaktif. Kuntowijoyo dalam bukunya menawarkan 

suatu penyikapan baru perihal hubungan antara agama dan ilmu. Menurutnya dalam ilmu, gerakan 

intelektual Islam harus melangkah lebih jauh, yakni bergerak dari teks menuju konteks. Lebih 

lengkapnya baca buku Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007). 
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mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. Oleh karena itulah Ilmu 

Sosial Profetik tidak hanya sekedar mengubah demi perubahan, tetapi mengubah 

berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu.13 

Berangkat dari cita-cita besar Ilmu Sosial Profetik, Penulis sangat tertantang 

untuk mencoba merumuskan sebuah konsep paradigma profetik dengan nilai-nilai 

profetik yang terkandung di dalamnya (humanisasi, liberasi, dan transendensi) ke 

dalam pendidikan Islam. Mengingat bahwa pendidik adalah bagian dari tugas 

kenabian yang tugas seorang pendidik tidak hanya sekedar membentuk karakter atau 

akhlak manusia secara individual, melainkan membangun sebuah tatanan sosial baru 

dari keterbelakangan hidup, sikap, pengetahuan, dan budaya menuju pada sebuah 

tatanan sosial yang berakhlak, berbudaya, berpengetahuan, serta berperadaban maju, 

itulah cita-cita Ilmu Sosial Profetik yang berorientasi pada terwujudnya civil society 

atau masyarakat madani sebuah kelompok sosial yang berpegang teguh pada nilai-

nilai agama.14 

Wacana profetik sebenarnya telah lama berkembang baik di kalangan 

akademisi ataupun non akademisi. Wacana ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan 

berbagai pihak melihat kondisi pendidikan Indonesia yang semakin lama semakin 

tidak memiliki identitasnya lagi. Selain itu juga, menyikapi output dari sistem 

 

13Kuntowijoyo. Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi (Cet. I; Bandung 1991), h. 288. 

14 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, melalui Ilmu Sosial Profetik mampu menjawab 

problem-problem aktual yang dihadapi umat yang mampu menghantarkan umat dalam transformasi 

menuju masyarakat industrial, civil society, ekonomis non-eksploitatif, masyarakat demokratis, Negara 

rasional, dan budaya yang manusiawi. Lebih lengkapnya baca buku Kuntowijoyo, Muslim Tanpa 

Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental (Bandung: 

Mizan, 2001). 
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pendidikan yang belum mampu berkontribusi bagi perbaikan negeri muslim ini.15 

Di tengah geliat berbagai konsep pendidikan yang muncul saat ini, pendidikan 

profetik dalam mengarahkan perubahannya dengan bingkai acuan humanisasi, 

liberasi, dan transendensi menjadi suatu alternatif solusi bagi pendidikan di Indonesia 

saat ini dalam membangun civil society atau masyarakat madani. 

Tantangan umat Islam ke depan semakin berat khususnya umat Islam di 

Indonesia, karena persaingan global semakin sengit, negara-negara Barat mulai 

merancang konsep masa depan bangsanya dalam menjawab tantangan global. Untuk 

itu umat Islam harus bergerak cepat, proaktif, dan visioner dalam menghasilkan 

produk-produk berkualitas khususnya dalam dunia pendidikan, sehingga mampu 

menghasilkan SDM yang unggul secara pemikiran, anggun secara akhlak, dan 

berkepribadian secara kebudayaan. Maka saat ini prioritas pembenahan reorientasi 

pendidikan Islam perlu dibenahi kembali, mengingat sampai saat ini umat Islam masih 

tertatih-tatih dalam bergerak dan belum seutuhnya melakukan transformasi 

pemikiran.  

Melihat betapa besarnya problem yang dihadapi dunia pendidikan Islam 

khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, penulis sangat berkeinginan untuk 

melakukan sebuah kajian yang mendalam terhadap nilai-nilai pendidikan profetik 

(humanisasi, liberasi, dan transendensi) melalui gagasan Kuntowijoyo. Maka dari itu, 

penulis memilih judul “Perspektif Pemikiran Kuntowijoyo tentang Nilai-nilai 

Pendidikan Profetik bagi Perwujudan Masyarakat Madani”.  

 

 

15 Moh. Shofan, Pendidikan Berparadigma Profetik:  Upaya Konstruktif Membongkar 

Dikotomi Sistem Pendidikan Islam (Yogyakarta: IRCiSoD 2004), h. 12. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Perspektif Pemikiran Kuntowijoyo tentang Nilai-nilai 

Pendidikan Profetik bagi Perwujudan Masyarakat Madani”. Dalam penelitian ini 

difokuskan pada “Pemikiran Kuntowijoyo tentang Nilai-nilai Pendidikan Profetik” 

dan “Masyarakat Madani”. Adapun deskripsi fokus penelitian adalah sebagai berikut. 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus Penelitian 

1 Kiprah Kuntowijoyo dalam 

beragam bidang 

 

 

Kiprah Kuntowijoyo di bidang sejarah, 

kiprah Kuntowijoyo di bidang budaya, 

politik, dan keagamaan kiprah Kuntowijoyo 

di bidang sastra, dan kiprah Kuntowijoyo di 

bidang sosiologi.  

2 

 

 

Konsep dan ragam nilai-nilai 

pendidikan profetik 

Konsep dan ragam nilai-nilai pendidikan 

profetik, yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah humanisasi, liberasi, dan 

transendensi. Ketiga muatan nilai inilah 

yang menjadi karakteristik profetik itu 

sendiri. Ketiga muatan nilai tersebut 

ditafsirkan oleh Kuntowijoyo berangkat dari 

QS. A>li-Imra>n/03: 110. 

3 

 

Masyarakat Madani Masyarakat Madani yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah sebuah masyarakat 

yang berpegang teguh pada prinsip, nilai, 

dan ajaran nabi Muhammad saw. 
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C. Rumusan Masalah 

Agar dapat memperoleh gambar yang jelas terkait permasalahan yang diteliti, 

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kiprah Kuntowijoyo dalam beragam bidang?  

2. Bagaimana konsep dan ragam nilai-nilai pendidikan profetik menurut 

Kuntowijoyo?  

3. Bagaimana karakteristik masyarakat madani yang bercirikan nilai-nilai 

pendidikan profetik menurut Kuntowijoyo?    

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan melalui Penelitian ini: 

1. Bermaksud ingin mendeskripsikan kiprah Kuntowijoyo dalam beragam 

bidang. 

2. Bermaksud ingin menggali bagaimana konsep dan ragam nilai-nilai Pendidikan 

profetik menurut Kuntowijoyo.  

3. Bermaksud ingin memahami bagaimana karakteristik masyarakat madani yang 

bercirikan nilai-nilai Pendidikan profetik menurut Kuntowijoyo.  

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoretis yaitu: dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat 

menjadi masukan kritis terhadap pemikiran pendidikan Islam dan menjadi 



13 

 

 

sebuah gagasan baru dalam merumuskan konsep pendidikan Islam melalui 

pemikiran Kuntowijoyo. 

2. Manfaat secara praksis yaitu: dari hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan pembelajaran di dalam proses pendidikan dalam mewujudkan 

masyarakat madani.  

F. Pengertian Judul 

Penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian pendidikan 

profetik. Kata “pendidikan” yang umum digunakan sekarang dalam konteks Islam 

pendidikan secara bahasa (lughatan) ada tiga kata yang digunakan. Ketiga kata 

tersebut, yaitu pertama, “at-tarbiyah, kedua, “al-ta’lim, ketiga,  ‘al-tadib”. Ketiga 

kata tersebut memiliki makna yang saling berkaitan untuk pemaknaan pendidikan 

dalam Islam. Ketiga kata itu mengandung makna yang amat dalam menyangkut 

manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannnya dengan Tuhan 

saling berkaitan satu sama lain.  

Term at-tarbiyah (التربية) berakar dari tiga kata yakni pertama, berasal dari kata 

rabba yarbu ( يربوَ–ربا ) yang artinya, bertambah atau tumbuh. Kedua, berasal dari kata 

rabiya yarbi ( يربي–ربي ) yang artinya, tumbuh dan berkembang. Ketiga, berasal dari 

kata rabba yarabbu ( ربي-ارب ) yang artinya, memperbaiki, membimbing, menguasai, 

memimpin, menjaga, dan memelihara. Term al-ta’lim, (التعليم) secara lughawy berasal 

dan kata fi’il tsulasi mazid biharfin wahid, yaitu ‘allama yu ‘allimu  ( يعلمََ-ََعلم ). Jadi 

‘allama (علم) artinya, mengajar. Selanjutnya term at-ta’dib (التاديب) berasal dari kata 

tsulasi maszid bihaijmn wahid, yaitu 'addaba‘ yu ‘addibu ( يادبََادب– ). Jadi ‘addaba (ادب) 
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artinya memberi adab. Selain yang tiga disebutkan di atas ada lagi istilah “riadhah” 

yang berarti pelatihan. 

Lebih lanjut Menurut Abu ‘Ala al-Mardudi dalam Ramayulis,16 menjelaskan 

bahwa kata rabbun (رب)ۡۡterdiri atas dua huruf “ra” dan “ba” tasydid yang merupakan 

pecahan dari kata tarbiyah yang berarti Pendidikan, pengasuh, dan sebagainya. Selain 

itu kata itu mencakup banyak arti seperti “kekuasaan, perlengkapan tanggung jawab, 

perbaikan, penyempurnaan, dan lain-lain. Kata ini juga merupakan sebuah predikat 

bagi suatu kebesaran, keagungan, kekuasaan, dan kepemimpinan. Di dalam al-Qura>n 

misalnya kata rabbun (رب) terdapat dalam QS al-Fa>tihah/01: 2, berbunyi; 

مْدُۡ ِۡۡا لْح  ب ِۡۡلِلّٰ ٢ۡۡل مِيْن ۡ الْعۡ ۡۡر 

Terjemahnya: 

Segala puji bagi Allah rabb semesta alam.17 

Sedangkan “pendidikan profetik” diterjemahkan dalam bahasa Arab yang 

berarti “tarbiyah an-nabawiyah”. Kata kerja “rabba” (mendidik) sudah digunakan 

sejak zaman Nabi Muhammad saw. seperti yang terdapat dalam ayat al-Qura>n dan 

hadis Nabi Muhammad saw. Dalam al-Qura>n kata tersebut sering disebutkan oleh 

Allah swt. dalam firman-Nya, salah satunya jelaskan dalam QS. al-Isra>/17: 24 yang 

berbunyi:  

اخْفِضْۡ اۡو  ن احۡ ۡل هُم  ةِۡۡۡمِنۡ ۡالذُّل ِۡۡج  قلُْۡۡالرَحْم  اۡرَب ِۡۡۡو  مْهُم  اۡارْح  بَيۡ ۡك م  غِيْرًاۗۡۡنيِْۡر  ٢٤ۡۡص 

Terjemahnya:  

 

16Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. XII; Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 33-34. 

17Qur’a>n Kemenag, (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’a>n (LPMQ), 2002). 
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Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan 
dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana 
mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.18  

Dari ayat di atas menekankan pada kata “rabbayani” yang bermakna “telah 

mendidik aku”. Ini menunjukan bahwa salah satu sifat dan nama tuhan adalah “rabb” 

yang bermakna mendidik. Proses pendidikan tidak hanya pada institusi formal seperti 

sekolah, akan tetapi proses penidikan bisa berjalan di lingkungan keluarga dan 

lingkungan masyarakat.  

1. Pendidikan Profetik 

Pendidikan profetik adalah proses transfer pengetahuan (knowledge) dan nilai 

(values) yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan alam sekaligus 

memahaminya untuk membangun komunitas sosial yang ideal (khaira ummah).19 

Pendidikan Profetik berupaya menyiapkan peserta didiknya sebagai individu dan 

komunitas sebagai makhluk sosial, untuk itu standar pencapaian pendidikan profetik 

tidak hanya pengembangan atau proses pemantapan internalisasi secara individu akan 

tetapi aktualisasi secara sosial. 

Pendidikan profetik merupakan paradigma pendidikan yang berusaha 

melakukan sintesa antara sistem pendidikan berbasis pada nilai-nilai moral dan 

religius dengan sistem pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. Konfergensi sistem nilai 

moral, agama, dan kemanusiaan, itu menjadi satu-kesatuan utuh dalam nilai-nilai 

pendidikan profetik yang dikembangkan dalam tiga dimensi yaitu humanisasi, 

 

18Qur’a>n Kemenag, (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’a>n (LPMQ), 2002). 

19 Miftahulloh, Pendidikan Profetik Perspektif Moh. Roqib dan Implikasinya dalam 

Rekonstruksi Pendidikan Islam Integratif, Tesis, Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana 

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017. 
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liberasi, dan transendensi.20 Paradigma pendidikan profetik dapat dipahami sebagai 

seperangkat teori yang tidak hanya mendeskripsikan dan mentransformasikan gejala 

sosial yang ada dan mengubah sesuatu hanya demi perubahan baik perubahan. Akan 

tetapi lebih dari itu, pendidikan profetik mengarahkan perubahan atas dasar cita-cita 

etik dari profetik itu sendiri. Cita-cita dari pendidikan profetik itu sendiri adalah 

terwujudnya civil society atau masyarakat madani. 

2. Masyarakat Madani 

Masyarakat madani dalam penelitian ini ialah sebuah konsep masyarakat yang 

terwujud dari nilai-nilai ajaran Islam. Nilai-nilai ajaran Islam dalam hal ini ialah 

humanisasi, liberasi, dan transendensi yang terambil dari QS A>li-Imra>n/03: 110. 

Pada dasarnya bahwa nilai-nilai pendidikan profetik bukan hanya sekedar 

seperangkat nilai profetik saja, namun konsep tersebut lahir atas harapan akan sebuah 

tatanan hidup yang berpegang teguh pada ajaran Islam dan spirit kenabian, sebuah 

masyarakat yang maju, moderat, berkeadaban, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, 

yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah swt. 

G. Kajian Pustaka 

Fungsi dari kajian pustaka adalah untuk mengetahui letak topik penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti, serta memastikan bahwa penelitian yang akan diteliti 

belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga penelitian yang 

dilaksanakan terhindar dari duplikasi. Setelah melakukan penelusuran terkait topik 

yang dibahas oleh peneliti, ada beberapa karya yang akan menjadi referensi, baik 

referensi utama dan referensi tambahan.  

 

20Mohammad Shofan, Pendidikan Berparadigma Profetik: Upaya Konstruktif Membongkar 

Dikotomi Sistem Pendidikan Islam, hal. 131. 
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1. Referensi Utama  

a) Buku karya Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, buku ini 

menjelaskan mengenai realitas historis dan empiris Islam di Indonesia. Dengan 

mengkaji sejarah dan sosial umat, secara brilian Kuntowijoyo melihat adanya 

koherensi historis Islam di Indonesia sebagai suatu fenomena yang unik dan oleh 

karena itu, dia menyarankan perlu adanya interpretasi-interpretasi tematik untuk 

memahaminya. Analisisnya mengenai proses transformasi sosial umat Islam dalam 

suatu kurun panjang sejarah, sejak zaman Orde Baru merupakan temuan yang 

paling penting dari kajian historisnya itu. Dari sinilah Kuntowijoyo bukan saja 

berhasil menawarkan semacam pendekatan baru dalam kajian-kajian keIslaman 

yang selama ini cenderung didominasi oleh pendekatan normatif, tetapi juga 

memberikan kerangka paradigmatik untuk menafsirkan apa yang sedang terjadi dan 

ke mana gerakan trasformasi tersebut sebaiknya diarahkan.21 

b) Buku karya Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, buku ini berusaha untuk 

menjelaskan esai-esai agama, budaya, dan politik dalam bingkai strukturalisme 

transendental. Strukturalisme ialah penelitian yang berusaha untuk melihat secara 

keseluruhan pada totalitas. Ada Empat unsur dalam memahami strukturalisme. 

Pertama, keterkaitan (inter-connectedness) antar unsur. Kedua, melihat ke bawah 

di balik realitas empiris atau struktur yang ada di bawah (deep structure). Ketiga, 

keterkaitan antar unsur bisa berupa binary opposition. Keempat, strukturalisme 

memperhatikan unsur-unsur yang sinkronis, bukan yang diakronis.22 

 

21Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi (Cet, I; Bandung: Mizan, 1991). 

22Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai 

Strukturalisme Transendental (Cet, II; Bandung: Mizan, 2001), h. 13-14. 
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c) Buku karya Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu. Buku ini lahir berangkat dari 

keprihatinannya atas gagasan “Islamisasi Pengetahuan” yang cendrung bersifat 

reaktif, Kuntowijoyo dalam buku ini menawarkan suatu penyikapan baru perihal 

hubungan antara agama (Islam) dan ilmu. Menurutnya dalam hal ilmu, gerakan 

intelektual Islam harus melangkah lebih jauh yakni bergerak dari teks menuju 

konteks.23 

d) Buku karya Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat. Dalam buku ini Kuntowijoyo 

bermaksud ingin menganalisis perubahan sosio-historis dan transformasi budaya, 

yang berangkat dari sebuah proses simbolis. Sebagai contoh, Kuntowijoyo 

menjelaskan, misalnya dalam masyrakat patrimonial, raja dan petani dapat 

mmpunyai cita-cita yang sama dan cita-rasa yang sama. Dengan pendekatan 

simbolik melalui rentetan sosio-historis di Indonesia.24 Tidak hanya sampai disitu, 

Kuntowijoyo juga menguraikan secara jelas bagaimana terjadi perubahan sosial 

sehingga menyebabkan terjadi sebuah kelas-kelas sosial di masyarakat, antara 

masyarakat tradisonal dan masyarakat kolonial.25 

e) Buku karya Kuntowijoyo, Maklumat Sastra Profetik. Dalam buku ini, 

Kuntowijoyo sebagai seorang sastrawan, berupaya menguraikan kaidah dalam 

sastra profetik. Kaidah pertama, epistemologi strukturalisme transendendal. 26 

Kaidah kedua, sastra sebagai ibadah. 27  Dan kaidah ketiga, keterkaitan antar 

 

23Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika (Yogyakarta, Tiara 

Wacana, 2006). 

24Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat, (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 3-5. 

25Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat, h. 153. 

26Kuntowijoyo, Maklumat Sastra Profetik, h. 2. 

27Kuntowijoyo, Maklumat Sastra Profetik, h. 4. 
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kesadaran (inter-connectedness).28  Dalam bangunan etika profetik (humanisasi 

liberasi, dan transendensi). 

f) Buku karya Kuntowijoyo, Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas: Esai-

esai Politik dan Budaya, dalam esai-esainya, Kuntowijoyo berusaha mengajak 

masyarakat untuk tegar menghadapi realitas berupa keterpurukan ekonomi, 

disintegritas bangsa, dan anarki hukum. Menurutnya semua akar permasalahan 

terletak pada cara berpikir sebagai sebuah bangsa. Bangsa Indonesia bisa survive 

jika dapat meninggalkan cara berpikir berdasarkan mitos menuju cara berpikir 

berdasarkan pada realitas.29 

g) Buku karya Munawir Sjadzali, Islam, Negara, dan Civil Society, buku ini adalah 

merupakan sekumpulan tulisan para tokoh pemikir muslim Indon esia yang 

berusaha menjelaskan koherensi atau korelasi antara Islam, Negara, dan Civil 

Society dengan melihat dari berbagai aspek historis, sosiologis, budaya, dan 

perkembangan global.30 

h) Buku karya Kuntowijoyo, Penjelasan Sejarah (Historical explanation). Merupakan 

sebuah buku yang berupaya memberikan sebuah kerangka yang sistemik dalam 

memahami sejarah secara intelligibility (dimengerti secara cerdas). Dan buku ini 

juga menerangkan satu-persatu penjelasan sejarah dengan menunjukan bagaimana 

sejarawan berkerja (historians at work).31 

 

28Kuntowijoyo, Maklumat Sastra Profetik, h. 6. 

29Kuntowijoyo, Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas: Esai-esai Politik dan 

Budaya, (Yogyakarta: Ircisod, 2002). 

30 Munawir Sjadzali, Islam, Negara, dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam 

Kontmporer, (Cet, I; Jakarta: Paramadina, 2005). 

31Kuntowijoyo, Penjelasan Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h. 1-2.  
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i) Buku karya Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam. Dalam buku ini, 

Kuntowijoyo menjelaskan sejatinya politik dalam Islam dan pemihakan umat Islam 

terhadap kaum, dhu’afa, mustad’afin, serta praktek nilai-nilai keIslaman dalam 

aktivitas individu dan aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau 

yang disebut dengan Internalisasi dan eksternalisasi.32 

j) Buku karya Syaikh Muhammad Abduh, Islam Ilmu Pengetahuan, dan Masyarakat 

Madani, buku ini membahas tentang agenda pembaharuan yang dilancarkan 

Muhammad Abduh adalah usaha untuk memperbaiki, mengembangkan, dan 

menjadikan intisari pemikiran-pemikiran yang telah ada sesuai dengan tuntunan 

zaman. Di samping menggambarkan kebrilianan pemikiran pembaruan dan 

perhatian besarnya terhadap usaha pembelaan terhadap tuduhan-tuduhan yang 

ditunjukan kepada umat Islam. Dalam buku ini Muhammad Abduh menyentuh 

banyak permasalahan penting, semisal hubungan agama dan masyarakat madani, 

prinsip-prinsip Islam, kondisi Islam dipersimpangan abad IX dan XX, Islam, dan 

masyarakat madani Eropa serta pemikiran beberapa faksi dalam Islam.33 

2. Referensi Tambahan 

a) Penelitian Muhammad Lutfi, Urgensi Pendidikan Profetik bagi Pendidik. 

Penelitian ini berkesimpulan bahwa, Pendidikan tidak hanya menyangkut hal-hal 

yang berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga 

menyangkut akhlak dan nilai moral. Oleh karenanya seorang pendidik perlu 

dibekali Pendidikan profetik yang memiliki dasar utama kependidikan nabi, yaitu 

pembentukan watak yang bermula dari penanaman tauhid kepada Allah swt. 

 

32Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, (Cet. II; Bandung: MIZAN 2006), h. 28-33. 

33Abduh, Syakh Muhammad, Islam, Ilmu Pengetahuan, dan Masyarakat Madani (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2005). 
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Pendidikan profetik sejatinya merupakan proses untuk memanusiakan manusia 

yaitu menjadi berkarakter religius yang tidak hanya pada proses transformasi ilmu 

pengetahuan saja.34 

b) Penelitian Miftahulloh, Pendidikan Profetik Perspektif Moh. Roqib dan 

Implikasinya dalam Rekonstruksi Pendidikan Islam Integratif. Penelitian ini 

bertujuan untuk mencoba merekonstruksi konsep pendidikan Islam integratif saat 

ini dengan perspektif pendidikan profetik, pendidikan Islam integratif melalui 

penelitian ini berusaha untuk memadukan atau mengintegrasikan antara sains dan 

agama, bahwa antara keduanya seperti dua buah pilar yang menyangga peradaban. 

c) Penelitian Harris Fuadi, Aktualisasi Nilai-nilai Profetik Kuntowijoyo dalam 

Pendidikan (Studi Kasus di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen). 

Penelitian ini bertujuan agar dijalankannya program pendidikan nilai-nilai profetik 

itu agar dengan pengalaman spiritual yang dirasakan langsung oleh peserta didik 

dapat berdampak positif terhadap karakteristik dan kepribadian peserta didik. 

Selain itu agara peserta didik memiliki sifat-sifat kenabian dan akhlakul karimah.35  

d) Penelitian Syaifullah Godi Ismail, Implementasi Pendidikan Profetik dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Peneliti berupaya untuk melihat beberapa 

masalah dalam implementasi Pendidikan tradisi kenabian tersebut yang kemudian 

memunculkan solusi yang ditawarkan. Sehingga harapan penelitian ini, melalui 

 

34Muhammad Lutfi, Urgensi Pendidikan Profetik bagi Pendidik. Jurnal Kependidikan Institute 

Agama Islam Negeri Puswakerto, Vol. 5, No. 2, November 2017. 

35Harris Fuadi, Aktualisasi Nilai-nilai Profetik Kuntowijoyo dalam Pendidikan (Studi Kasus 

di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen). Jurnal Pendidikan, Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Sragen, Vol. 14, No. 2, Desember 2016. 
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hasil dari implementasi Pendidikan tradisi kenabian dapat membangun, dan 

membentuk karakter serta moral peserta didik.36  

e) Penelitian Puji Astuti, Nilai-nilai Profetik dan Implikasinya Bagi Pengembangan 

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Studi Pemikiran Kuntowijoyo). Kesimpulan 

dari penelitian ini bahwa diharapkan Lembaga Pendidikan Islam dapat menjadi 

solusi alternatif terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam Lembaga 

Pendidikan Islam sekarang ini, khususnya menyikapi modernisasi dan 

pengembangan kurikulum Pendidikan Islam di era yang modern saat ini.37 

f) Penelitian Maskur, Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo (Telaah atas Humanisasi, 

Liberasi, dan Transendensi). Penelitian yang dilakukan oleh Maskur bermaksud 

untuk mengkaji nilai-nilai profetik (humanisasi, liberasi dan transendensi) 

kedalam bangunan struktur ilmu sosial. Maskur menyadari bahwa Kuntowijoyo 

adalah merupakan sosok cendekiawan muslim yang juga konsen pada kajian-

kajian ilmu sosial. Oleh karena itu, upaya mengkaji dan menelaah teori-teori sosial 

Kuntowijoyo perlu dilakukan secara mendalam dan obyektif. 

g) Penelitian Muhammad Zainal Abidin, Paradigma Islam, Dalam Pembangunan Ilmu 

Integralistik: Membaca Pemikiran Kuntowijoyo. Pertama, konstruksi paradigma 

Islam Kuntowijoyo dalam pembangunan ilmu yang integralistik berpijak pada 

semangat pengilmuan Islam. Ilmu menjadi pilihan dalam menyelesaikan berbagai 

persoalan umat. Perspektif ilmu juga dipergunakan dalam menggali sumber ilmu. 

Kedua, landasan filosofi paradigma Islam terbangun dari nilai-nilai keislaman, 

 

36Syaifullah Godi Ismail, Implementasi Pendidikan Profetik dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2013. 

37Puji Astuti, Nilai-nilai Profetik dan Implikasinya bagi Pengembangan Kurikulum Pendidikan 

Agama Islam (Studi Pemikiran Kuntowijoyo). Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. 
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keindonesiaan, dan kemodernan. Nilai-nilai tersebut secara bertautan mewarnai 

pemikiran paradigma Islam Kuntowijoyo. Dengan semangat dari nilai-nilai 

tersebut, Kuntowijoyo meyakini bahwa wahyu al-Qura>n memiliki signifikansi 

dalam membangun ilmu integralistik dan menghilangkan pandangan dikotomis 

dalam bidang ilmu. Ketiga, Paradigma Islam dinilai memiliki prospek yang cukup 

kuat dalam melahirkan ilmu-ilmu keislaman yang relevan dengan realitas dan 

kebutuhan umat Islam. 
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BAB II 

PARADIGMA PENDIDIKAN PROFETIK DAN GENEALOGI PEMIKIRAN 

KUNTOWIJOYO 

A. Paradigma Pendidikan Profetik 

Sebelum membahas makna “profetik” maka terlebih dahulu perlu bahas terkait 

apa pendidikan itu. Istilah pendidikan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata 

“didik” dengan memberikan awalan “pe” dan akhiran “an”, yang mengandung arti 

“perbuatan” (hal, cara, dan sebagainya). Kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani 

yaitu paedagogos yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Dalam peadagogos 

adanya seorang pelayan atau bujang pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya 

mengantar dan menjemput anak-anak dari sekolah. Paedagogos berasal dari kata 

paedos (anak) dan agoge (saya membimbing, memimpin). Perkataan yang mulanya 

berarti “rendah” (pelayan, bujang), sekarang dipakai untuk pekerjaan mulia. Paedagog 

(pendidik atau ahli didik) ialah seorang yang tugasnya membimbing anak, sedangkan 

pekerjaan membimbing anak disebut paedagogis. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke 

dalam bahasa Inggris dengan “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan.38 

M. Ngalim Purwanto memberikan pengertian dari istilah pendidikan yaitu 

segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin 

perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan atau lebih jelas lagi 

pendidikan ialah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa 

 

38Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, h. 30-31. 
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kepada anak-anak, dalam pertumbuhannya (jasmani dan rohani) agar berguna bagi 

masyarakat.39 

Mengenai definisi pendidikan, dalam perspektif Islam juga dirumuskannya 

pula tentang definisi pendidikan Islam. Menurut Ahmad Tafsir Pendidikan Islami 

adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia berkembang 

secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.40 Menurut Muljono Domopolii, definisi 

pendidikan Islam adalah usaha sadar secara sistematis yang mendorong terjadinya 

proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus-menerus terhadap nilai-

nilai budaya dan cita-cita masyarakat berdasarkan tuntunan nilai-nilai Islam.41 

Dalam hal pengertian definisi Pendidikan, yang berkenaan dengan definisi 

Pendidikan persepktif profetik itu sendiri, peneliti menyadari bahwa dalam karyanya, 

Kuntowijoyo tidak merumuskan pengertian Pendidikan profetik secara khusus dan 

jelas mengenai pengertian Pendidikan profetik itu sendiri. Peneliti hanya memperoleh 

penjabaran tentang definisi Pendidikan profetik melalui karya-karya ilmiah lainnya, 

yang mengkaji tentang konsep pemikiran Kuntowijoyo dalam aspek Pendidikan.  

Seperti definisi Pendidikan profetik menurut Muhammad Lutfi dalam Jurnal 

Kependidikannya menjelaskan bahwa, Pendidikan profetik adalah proses transfer 

pengetahuan (knowledge) dan nilai (values) yang bertujuan untuk mendekatkan diri 

kepada Tuhan dan alam sekaligus memahaminya unutk membangun komunitas sosial 

yang ideal (khaira ummah). Muhammad Lutfi berpandangan bahwa dalam pendidikan 

 

39 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 10. 

40Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, h. 43. 

41Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM, Pencetak Muslim Modern (Cet. 1; 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 55. 
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profetik, peserta didik harus dipersepsikan sebagai individu sekaligus komunitas. Oleh 

karena itu, standar keberhasilan Pendidikan diukur berdasarkan capaian yang 

menginternal dalam individu dan teraktualisasi secara sosial.42 

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar yang diarahkan untuk 

mematangkan potensi fitrah manusia, agar setelah tercapai kematangan itu, ia mampu 

memerankan diri sesuai dengan amanah yang disandangnya, serta mampu 

mempertanggungjawabkannya kepada sang pencipta. Kematangan di sini 

dimaksudkan sebagai gambaran dari tingkat perkembangan optimal yang dicapai oleh 

setiap potensi fitrah manusia.43 

Akan tetapi hal yang menarik jika berusaha untuk mencari titik temu baik dari 

tujuan pendidikan menurut para pakar, tujuan pendidikan menurut UU. No. 20 Tahun 

2003, tujuan pendidikan Islam, dan tujuan pendidikan profetik, yaitu pembentukan 

kepribadian seseorang atau peserta didik melalui penanaman nilai etika, moral, dan 

akhlak mulia serta pengembangan keterampilan (skill) agar tercapainya pribadi yang 

lebih dewasa dan bertanggung jawab sesuai tuntunan ajaran agama. Namun 

pendidikan profetik tidak hanya sekedar proses internalisasi diri tetapi juga proses 

eksternalisasi diri terhadap realitas sosial. Sehingga konsep pendidikan profetik 

diharapkan mampu membawa peserta didik dalam mengambil peran sebagai aktor 

terhadap perubahan sosial berdasarkan citi-cita etik profetik. 

Berangkat dari nilai-nilai pendidikan profetik, penulis menawarkan bahwa 

Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan atau mentransformasikan ilmu dan 

keterampilan lainnya, tetapi seyogyanya pendidikan Islam juga harus menyiapkan 

 

42Muhammad Lutfi, Urgensi Pendidikan Profetik Bagi Pendidik, h. 264. 

43Jalaludin, Teologi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 51. 
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infrastruktur pendidikan yang menunjang pengembangan peserta didik. Penulis 

berpandangan bahwa, selama ini institusi pendidikan hanya memfasilitasi peserta 

didik untuk pengembangan spritualitas dan intelektualitas, akan tetapi kurang 

memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan humanitas (kemanusiaan/kepekaan 

sosial). Perlu kiranya ada sinergitas dan interkoneksi antara penanaman spritualitas 

dan intelektualitas yang bermuara pada humanitas. Penanaman dan pengembangan 

spririt humanitas adalah langkah awal untuk sampai pada gerakan liberasi 

(pembebasan) dan gerakan transendensi sebagai titik akhir dari perjuangan 

kemanusiaan, yaitu menjadikan Tuhan satu-satunya sandaran ummat manuisa. 

Penulis berharap bahwa instrumen pendidikan perlu adanya pembaharuan dan 

penambahan demi perubahan dan kemajuan pendidikan. Mengingat bahwa begitu 

banyak persoalan-persoalan yang terjadi saat ini dan yang akan datang, sehingga peran 

pemuda sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, besar harapan bagi agama dan bangsa 

kepada institusi pendidikan. 

B. Biografi Kuntowijoyo 

Sebagaimana yang diketahui bahwa pemikiran seorang tokoh tidak dapat 

dilepaskan begitu saja dari riwayat kehidupan yang dijalaninya. Lingkungan tempat 

dia tumbuh sangatlah berperan penting dalam membentuk karakter kepribadian, baik 

itu berupa lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat di mana dia tinggal. 

Di samping itu, pendidikan juga merupakan faktor yang sangat penting dalam 

mewarnai kehidupan seseorang.  

Keberadaan faktor lingkungan dan pendidikan ini, tentu saja tanpa menafikan 

faktor bakat yang dimiliki seseorang sehingga dia bisa menjadi tokoh atau pemikir 
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yang menghasilkan pikiran-pikiran mencerahkan. Hal-hal yang seperti ini juga dapat 

dicermati pada perjalanan kehidupan yang dijalani oleh seorang Kuntowijoyo.  

Keberadaan Kuntowijoyo dengan sejumlah karya, baik hasil kreasi sebagai 

seorang budayawan maupun karya-karya sebagai akademisi, serta kecenderungan 

orientasi pemikiran dapat ditelusuri pada sejarah hidupnya, terutama pada lingkungan 

pembentuk; keluarga, masyarakat, ataupun bidang pendidikan yang ditempuhnya. 

1. Kelahiran Kuntowijoyo 

Kuntowijoyo atau lebih akrabnya dipanggil Kunto dilahirkan di Bantul, 

Yogyakarta pada 18 September 1943, sebagai anak kedua dari sembilan bersaudara 

dari pasangan Sosro Martoyo dan Warasti. Nama Kuntowijoyo sendiri merupakan 

pemberian kakeknya yang bernama Marto Sumo. Kakeknya ini semasa hidup 

merupakan lurah Desa Ngawonggo, Ceper, Klaten. Sebagai lurah, ia memiliki prestasi 

yang bagus, sehingga oleh Kraton diberi gelar Raden Demang Marto Sumo. Gelar ini 

merupakan penghargaan Kraton yang diberikan kepada lurah yang terbaik.  

2. Lingkungan Keluarga Kuntowijoyo 

Kuntowijoyo memiliki kedekatan emosional tersendiri terhadap kakeknya 

tersebut, karena meski dilahirkan di Bantul, sejak usia belum menginjak dua tahunan, 

ia sudah tinggal bersama kakeknya di Ngawonggo. Di sana ia menghabiskan masa 

kecil dan remaja, dari SD hingga SLTA, di bawah asuhan langsung sang kakek.  

Semasa hidup, selain dikenal sebagai lurah yang cakap, Marto Sumo juga 

dikenal sebagai seorang seniman dan penulis. Karya tulisnya pernah dimuat di majalah 

Kejawen, di samping juga menjadi juara lomba macapat. Beberapa tulisannya kala itu 

bahkan dipublikasikan pada beberapa majalah berbahasa Jawa. Kuntowijoyo, 
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sebagaimana dinyatakan Ibu Warasti, yang merupakan ibunda Kuntowijoyo, kiranya 

mewarisi kekentalan darah seni dan menulis dari kakeknya tersebut.44 

Selain keberadaan kakek, pengaruh ayah yang merupakan seorang dalang dan 

pembaca macapat tidaklah kurang terhadap Kuntowijoyo. Selain bekerja mendalang, 

ayah Kuntowijoyo termasuk aktivis Muhammadiyah. Lingkungan tempat 

Kuntowijoyo tumbuh dan besar penuh dengan suasana keislaman, khususnya 

Muhammadiyah, di samping dunia seni yang juga telah menjadi bagian dari hidupnya. 

Kuntowijoyo kecil diasuh dalam suasana religius dan seni; dua lingkungan yang 

sangat mempengaruhi pertumbuhannya semasa kecil dan remaja.45 

3. Riwayat Penyakit Kuntowijoyo. 

Pada sekitar tahun 1990-an, bagian otak Kuntowijoyo terserang virus meningo 

enchepalitis. Sejak itu saraf motoriknya mengalami gangguan serius, mulai 

mengalami kesulitan untuk menuangkan serta menyampaikan gagasan melalui kata-

kata. Kuntowijoyo meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta, Selasa 

22 Februari 2005 pukul 16.00 akibat komplikasi penyakit sesak nafas, diare dan ginjal, 

dan dikebumikan keesokan harinya di pemakaman keluarga UGM, di Sawitsari, 

Yogyakarta. 

4. Kegemaran Kuntowijoyo dalam Membaca, Bermain Drama dan Mendalang, 

dan Menulis. 

a. Gemar Membaca 

Sejak kecil Kuntowijoyo sudah gemar membaca. Ketika kecil Kuntowijoyo 

selalu rajin mengunjungi perpustakaan Masyumi dan melahap hampir semua bacaan 

 

44Hajar NS & Nining Anita, “Hikayat Si Pembuat Nama”, dalam Zen Rachmat Sugito (peny.), 

Muslim Tanpa Mitos: Dunia Kuntowijoyo (Yogyakarta: Ekspresi Buku, 2005), h. 233. 

45Wan Anwar, Kuntowijoyo: Karya dan Dunianya (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 3 
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yang tersedia di sana. Di antara sekian bahan bacaan yang paling disenangi Kunto 

adalah harian Abadi. Berkat harian Abadi inilah Kuntowijoyo mengaku banyak belajar 

bertanya dan selalu berpikir kritis. Dikisahkan juga, dulu sepulang dari Sekolah 

Rakyat Negeri (SRN) Ngawonggo, Kuntowijoyo langsung pulang ke Surau untuk 

belajar agama dan setelah Magrib sampai Isya’, ia bersama teman-teman sebaya 

belajar mengaji di Surau. 

Adapun minat belajar dan perhatian terhadap persoalan sejarah juga sudah 

mulai terlihat sejak kecil. Kuntowijoyo kecil sangat kagum kepada guru mengajinya, 

Ustadz Mustajab, yang piawai menerangkan peristiwa tarikh (sejarah Islam) secara 

dramatik. Seolah dia dan murid-murid lainnya ikut mengalami peristiwa yang 

dituturkan sang Ustadz itu. Sejak itu, Kuntowijoyo kecil sangat tertarik dengan 

sejarah dan kemudian ini berlanjut sampai dia dewasa dan memilih pendidikan yang 

sesuai dengan minatnya, yakni sejarah. 

b. Gemar bermain drama dan mendalang. 

Pada saat duduk di SR inilah Kuntowijoyo mulai mengenal PII (Pelajar Islam 

Indonesia). Di PII selain berdeklamasi, Kuntowijoyo juga menimba ilmu bermain 

drama. Sementara itu, di Surau juga aktif nyantri menulis puisi dari M. Saribi Arifin 

dan M. Yusmanan. 46  Melalui aktivitas di Surau itulah sedikit demi sedikit 

Kuntowijoyo mengenal Muhammadiyah meskipun secara kebetulan, karena ternyata 

Surau tempat Kunto beraktivitas milik Muhammadiyah. Sejak itulah Kuntowijoyo 

 

46Menurut catatan Amien Wangsitalaja, semasa kecil, disebuah Surau di desa kecil yang sunyi, 

Ngawonggo (Kecamatan Ceper, Klaten), Kuntowijoyo pernah belajar mendongeng dan berdeklamasi 

kepada M. Saribi Arifin dan M. Yusmanan, dua sastrawan yang cukup penting dalam sastra Indonesia. 

Sehingga, bisa dikatakan bahwa kedua orang gurunya ini memiliki peran penting dalam 

membangkitkan gairah menulis pada sosok Kunto. Lihat Amien Wangsitalaja, “Kuntowijoyo: Bermula 

dari Sebuah Surau”, Horison, Februari 2001, h. 12-13. 
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pun ikut terlibat dalam Hizbul Wathon (HW), sebuah organisasi kepanduan milik 

Muhammadiyah. 

 

c. Gemar menulis 

Bakat menulis yang dimiliki Kuntowijoyo juga tumbuh sejak masih di usia 

dini. Dia mengasah kemampuan menulis dengan terus menulis. Baginya, cara belajar 

menulis yang paling efektif adalah dengan banyak membaca dan menulis. Kunto, 

kemudian melahirkan sebuah novel berjudul “Kereta Api yang Berangkat Pagi Hari” 

dimuat di Harian Jihad sebagai cerita bersambung. 

Sejak masih kecil, selain rajin berdeklamasi, mendongeng, dan mengaji, 

Kuntowijoyo juga sangat suka membaca buku di sebuah perpustakaan kota 

kecamatan. Begitu pula ketika memasuki Sekolah Menengah Pertama (SMP), ia 

membaca karya Hamka, H.B. Jassin, Pramoedya Ananta Toer, Nugroho Notosusanto, 

hingga pada masa SMA berkenalan dengan para penulis dunia, seperti Charles 

Dickens dan Anton Chekov. 

Dari kilasan perjalanan kehidupan Kuntowijoyo semasa kecil di atas, dapat 

dilihat bahwa lingkungan kecil Kuntowijoyo ternyata memberikan dampak besar 

dalam jenjang kehidupan dan kariernya ketika dewasa. Minat dan perhatian pada 

sejarah serta kesukaannya untuk membaca karya-karya budayawan besar Indonesia 

dan dunia juga menjadi cikal bakal perhatian dan obsesi Kuntowijoyo dalam menulis 

karya-karyanya. 

Melihat latar belakang keluarga, lingkungan, serta kondisi geografis, maka 

wajar apabila kemudian pengaruh budaya Jawa yang kental dan nilai Islam yang ketat 

tertanam cukup erat pada diri Kuntowijoyo. Ketika sudah dewasa, sering 
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Kuntowijoyo disebut rekan-rekannya sebagai sosok yang sangat Islami sekaligus 

njawani (very Islamic and very Javanese).47 

Komentar tersebut tidak berlebihan, karena memang bisa dilihat pada 

kehidupan pribadi dan intelektual Kuntowijoyo. Walaupun dia sangat Islami, 

Kuntowijoyo masih mampu dengan jernih membedakan antara esensi Islam dengan 

masalah budaya. Sebagai seorang Jawa, dia juga tidak tercerabut dari akar 

kebudayaan. Baginya budaya adalah simbol. Salah satu yang ia pegang dengan kukuh 

adalah dalam memberikan nama anak ataupun keponakan, hampir semuanya 

menggunakan nama Jawa.48 

5. Karier Akademik Kuntowijoyo 

Dalam setiap kesempatan, Kuntowijoyo selalu menekankan betapa penting 

pendidikan. Pendidikan menurut Kuntowijoyo merupakan sarana efektif dalam proses 

mobilitas sosial guna memperbaiki nasib seseorang atau individu di masyarakat. 

Kuntowijoyo sering kali mengilustrasikan dirinya sendiri. Melalui pendidikan, ia bisa 

menjadi guru dan menulis. Sebagaimana disebutkan bahwa pendidikan formal 

Kuntowijoyo dimulai dari Sekolah Rakyat Negeri (SRN) Ngawonggo. Kuntowijoyo 

memulai pendidikan formalnya di Madrasah Ibtidaiyah di sebuah desa di Klaten, Jawa 

Tengah (1950-1956). Pada 1956 masuk ke SMP 1 Klaten, dan sejak itu kehidupan 

baru Kuntowijoyo dimulai. Sejak SMP inilah ia mulai bersekolah di kota, bahkan bisa 

 

47 Chairil Anwar, “Jika Seorang Seniman Mangkat”, dalam Zen Rachmat Sugito (peny), 

Muslim Tanpa Mitos, h. 218. 

48Beberapa nama kreasi Kuntowijoyo yakni Punang Amaripuja dan Alun Paradipta, anaknya 

sendiri. Keponakan dan saudaranya seperti Layung Paramesti, Lalita Paraduhita, Sabitha Arubaya, 

serta Dama Amisuda. Khusus nama terakhir diberikan sehari menjelang kematiannya. Lihat Hajar NS 

& Nining Anita, “Hikayat Si Pembuat Nama”, dalam Zen Rachmat Sugito (peny.), Muslim Tanpa 

Mitos, h. 234. 
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merasakan menjadi orang kota. Pada masa SMP ini pulalah Kuntowijoyo mulai 

mengenal dunia tulis menulis, termasuk dalam pembuatan cerita pendek (cerpen). 

Setamat SMP pada tahun 1959 dan SMA II A Surakarta tahun 1962, 

Kuntowijoyo kemudian masuk di Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra (kini Fakultas Ilmu 

Budaya) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pilihan untuk masuk di Jurusan 

Sejarah ini betul-betul didasarkan pada kesadaran Kuntowijoyo. Pada tahun 1969, 

Kuntowijoyo berhasil meraih gelar sarjana di UGM dan kemudian diangkat menjadi 

staf pengajar. Pada tahun 1973, dengan beasiswa dari Fullbright, ia melanjutkan studi 

ke The University of Connecticut USA hingga meraih gelar MA (Master of Art) dalam 

American Studies. Pada tahun 1980, Kuntowijoyo berhasil membawa pulang gelar 

Ph.D. dari Colombia University program beasiswa dari Rockfeller Foundation dengan 

menulis disertasi berjudul “Social Change in an Agrarian Society: Madura, 1850-

1940.”  

Djoko Suryo, Guru Besar Sejarah di UGM, yang merupakan sahabat dekat 

Kuntowijoyo sejak mahasiswa, menjadi saksi pergulatan intelektual Kuntowijoyo di 

awal-awal karirnya. Sejak mahasiswa, demikian saksi Djoko Suryo, Kuntowijoyo 

telah memiliki kelebihan, di samping belajar sejarah secara khusus, beliau juga 

membaca banyak buku. Kuntowijoyo juga menyukai pemikiran sejarah intelektual 

seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, serta pemikir besar lainnya.49 

Kuntowijoyo berhasil mengetik sendiri naskah pidato pengukuhan sebagai 

Guru Besar pada Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada 

 

49Lihat Hajar NS & Nining Anita, “Hikayat si Pembuat Nama”, dalam Zen Rachmat Sugito 

(peny), Muslim Tanpa Mitos, h. 243. 
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(UGM) Yogyakarta, pada tahun 2001. Naskah pidato pengukuhan yang disusunnya 

berjudul “Sejarah Kesadaran Umat Islam: Mitos, Ideologi, dan Ilmu”. 

6. Karier Organisasi Kuntowijoyo 

Semasa masih menjadi mahasiswa, Kuntowijoyo bersama teman-temannya 

mendirikan Lembaga Kebudayaan dan Seni Islam (LEKSI) yang bernaung di bawah 

PERTI sebagaimana lazimnya lembaga kesenian pada masa itu. Melalui lembaga 

inilah, perkembangan keseniannya terasah. Selain itu, bersama teman lainnya seperti 

Dawam Rahardjo, Sju’bah Asa, Chairul Umam, Ikranegara, Arifin C. Noor, Abdul 

Hadi WM, dan Amri Yahya, Kuntowijoyo mendirikan Studi Grup Mantika. Kunto 

juga seorang aktivis. Pada masa remaja, ia aktif di PII (Pelajar Islam Indonesia). 

Sepertinya hampir seluruh saudara-saudaranya juga aktif di PII. Bahkan, dua orang 

adiknya sempat memimpin PII DIY. Saat mahasiswa, ia aktif di HMI (Himpunan 

Mahasiswa Islam) dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti), dan selanjutnya aktif di 

Muhammadiyah.  

Sepulang dari AS, Kuntowijoyo mulai semakin terlibat dalam berbagai 

kegiatan Muhammadiyah bersama rekan sejawat, Amien Rais, Ichlasul Amal, Ahmad 

Watik Pratiknya, dan lainnya. Namun, Kuntowijoyo lebih tampil sebagai pemikir, 

budayawan, dan sastrawan dari pada aktivis. Kesantriannya tidak mengurangi daya 

kritis kesadaran keagamaan yang berkembang di kalangan umat Islam dan komunitas 

Muhammadiyah.  

Di almamater sendiri, Kuntowijoyo cukup mendapat tempat di antara para 

kolega dan dianggap pernah memberikan warna pada Jurusan Sejarah UGM. 

Sebagaimana diceritakan oleh A. Adaby Darban, mantan mahasiswa bimbingan 

Kuntowijoyo yang kemudian menjadi dosen bahwa ketika Pak Kuntowijoyo jadi 
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Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM (1989-1992), ia banyak memberikan 

kesempatan kepada dosen muda dan para mahasiswa untuk maju dan juga memberikan 

dorongan kepada senior untuk menjadi doktor. Oleh karena itulah terbentuk atmosfer 

akademik yang baik dan segar. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Keluarga 

Mahasiswa Sejarah (BKMS) banyak mengadakan aktivitas yang menunjang kemajuan 

akademik, seperti Forum Diskusi Sabtu (FDS), Seminar Akademik per-semester, 

Tentor (bimbingan belajar dari mahasiswa senior kepada mahasiswa baru), Bedah 

Buku, Lomba Karya Tulis, penerbitan bahan-bahan ajar dari pada dosen (meski 

stensilan), serta menerbitkan jurnal mahasiswa sejarah HISMA. Kuntowijoyo juga 

membuka perpustakaan sejarah yang semula hanya untuk dosen, kemudian dibolehkan 

untuk diakses mahasiswa. Kuntowijoyo juga sering kali mengajak para dosen muda 

dan para mahasiswanya untuk ikut dalam penelitian yang dipimpinnya, sehingga 

kedekatan antara dosen dan mahasiswa menjadi akrab. 

Iklim akademik lain yang dikembangkan Kuntowijoyo ialah kerendahan 

hatinya untuk membawa buku-buku baru yang diperoleh ke jurusan dan 

mempersilakan siapapun untuk membaca serta mengkopinya. Ini jelas merangsang 

para dosen untuk banyak membaca. Terlebih Kuntowijoyo sering menanyakan hal-hal 

baru yang dikandung sebuah buku. Ini mengakibatkan sejumlah dosen menyempatkan 

diri untuk membaca terlebih. Buku-buku yang dipinjami Pak Kuntowijoyo menurut 

A. Adaby Darban tidak hanya ilmu sejarah, namun juga sosiologi, psikologi, 

antropologi, filsafat, politik, agama, dan lebih luas lagi.50 

 

50A. Adaby Darban, “Guru Kunto,” dalam Zen Rachmat Sugito (peny.), Muslim Tanpa Mitos, 

h. 206. 
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 Masih terkait dengan bidang sejarah yang menjadi perhatian utama, pada 

1985-1990/1990-1995, Kuntowijoyo menjabat sebagai Ketua Masyarakat Sejarawan 

Indonesia (MSI) cabang Yogyakarta. Di masa kepemimpinannya, ia berhasil 

menggalang persaudaraan guru-guru sejarah, dosen sejarah, mahasiswa sejarah, dan 

para peminat sejarah. Berbagai kegiatan diadakan, seperti penelitian, seminar sejarah, 

kursus-kursus, pembenahan kurikulum, penerbitan, dan sosialisasi sejarah kepada 

masyarakat luas. 

Selain sebagai sejarawan, Kuntowijoyo juga memiliki perhatian yang sangat 

kuat terhadap ilmu-ilmu dan lembaga-lembaga keislaman. Dia ikut membangun dan 

membina Pondok Pesantren Budi Mulia dan mendirikan Pusat Pengkajian Strategi 

dan Kebijakan (PPSK) di Yogyakarta tahun 1980. Dia juga seorang aktivis 

Muhammadiyah yang sangat lekat dengan Muhammadiyah. Dalam sebuah tulisan, 

Muhammadiyah dikritik sebagai gerakan kebudayaan “tanpa kebudayaan”. Di masa 

depan, gerakan ini perlu memadukan budaya agraris dan kota sebagai dasar 

transformasi budaya lanjut.  

Semasa kariernya, Kuntowijoyo juga sempat di integorasi di zaman Orde Baru, 

terutama dalam kasus Masjid Jenderal Sudirman, karena dianggap melindungi aktivis 

Islam garis keras. Para aktivis masjid yang dianggap makar dia lindungi dengan 

mengatakan bahwa mereka hanyalah anak muda nakal yang lazim untuk anak seusia 

mereka. Jika mereka ibarat kucing, maka janganlah disebut harimau yang seakan 

menakutkan. Kuntowijoyo sering menjadi keranjang sampah, yaitu tempat 

penampungan keluh kesah para aktivis, terutama ketika ormas pemuda Islam banyak 
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mengalami ancaman. Di samping itu, dia juga menjadi bapak spiritual dari gerakan 

mahasiswa.51 

C. Genealogi Pemikiran Kuntowijoyo 

Berbicara tentang genealogi adalah erat kaitannya dengan faktor yang 

mempengaruhi seseorang baik itu merupakan bawaan lahir, pengaruh lingkungan dan 

tokoh-tokoh inspirasi. Dalam perdebatan tentang aliran dalam Pendidikan, ada banyak 

faktor dominan yang mempengaruhi seseorang, sehingga cara berpikir, konstruk 

keilmuan, atau teori yang dirumuskan, itu dihasilkan melalui serangkaian pengalaman 

yang sifatnya kasuistik ataupun pengalaman yang sifatnya intuitif.  

Secara etimologi (bahasa), genealogi merupakan elaborasi istilah ilmu biologis 

“gen” yang berarti suatu unit zat kimia yang mempengaruhi atau menentukan sifat 

menurun, sedangkan logos berarti “ilmu”. 52  Sehingga peneliti menggunakan kata 

“genealogi” sebagai sebuah upaya untuk menguraikan jejak intelektual Kuntowijoyo, 

serta tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran Kuntowijoyo, sehingga 

menjadikannya salah satu cendekiawan muslim yang berpengaruh di Indonesia dan 

menghasilkan berbagai macam karya dalam tulisannya.  

Sebagai seorang cendekiawan yang lahir dari kultur kelas priayi dengan latar 

belakang keluarga yang taat beragama, Kuntowijoyo mewarisi semangat dan dasar 

pemikiran teologis. Keaktifan keluarganya dalam organisasi keislaman seperti 

 

51 Chairil Anwar, “Jika Seorang Seniman Mangkat”, dalam Zen Rachmat Sugito (peny), 

Muslim Tanpa Mitos, h. 225. 

52Sastra Adiwijaya dan Abd. Mutholib Ilyas, Kamus Lengkap Biologi (Surabaya: CV. Pustaka 

Karya, 2012), h. 74. 
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Muhammadiyah dan NU, sedikit banyaknya berpengaruh pada konstruksi berpikirnya, 

begitu pun keterlibatan Kuntowijoyo dalam gerakan aktivis sosial kemasyarakatan. 

Kompleksitas pengetahuan, keterlibatannya dalam berbagai aspek, serta tidak 

lelahnya dalam menyikapi realitas, sehingga Kuntowijoyo kerap kali dijuluki sebagai 

sosok cendekiawan yang reformis, modernis, tradisionalis, dan konservatif. 

Banyaknya predikat yang disandarkan orang lain kepadanya, semakin yakinlah bahwa 

Kuntowijoyo merupakan sosok cendekiawan yang multidisipliner dalam banyk hal. 

Kuntowijoyo adalah seorang sosiolog, sastrawan, sejarawan, budayawan, dan salah 

satu cendekiawan muslim yang berpengaruh di Indonesia.  

Di sisi lain, hal yang menarik dari sosok intelektualitas Kuntowijoyo adalah 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Dawam Raharjo, bahwa ia tidak dengan sadar 

memaksakan diri untuk menghindari teori-teori dan metodologi Barat yang 

konvensional, bahkan tidak jarang ia meminjam kerangka pemikiran Barat untuk 

memperkaya perbendaharaan pemikirannya. 53  Namun, peminjaman tersebut tetap 

berupaya melakukan sintesis-sintesis teori, tidak mengadopsi secara keseluruhan, 

melainkan tetap membangun penyesuaian dengan berbagai teori-teori yang ia anggap 

relevan.  

Selain dari pada itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Dawam Rahardjo 

bahwa Kuntowijoyo juga terpengaruh oleh cara pandang modernisme, terkait dengan 

analisisnya mengenai proses perubahan sosial. Hal demikian, dalam pandangan 

Dawam Rahardjo adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, apalagi jikalau itu 

berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial.54  Meski demikian, menurut AE Priyono tidak 

 

53Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, h. 17. 

54Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, h. 16. 
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berarti bahwa Kuntowijoyo tidak menggunakan jenis pendekatan analisis yang lain 

dalam memahami kasus yang berbeda. 55  Kuntowijoyo memang mengakui bahwa 

Indonesia mengalami perjalanan sosial yang kurang lebih sama dengan masyarakat 

kapitalis, yakni mengalami industrialisasi, rasionalisasi, urbanisasi, dan 

birokratisasi.56 

Pengakuan Kuntowijoyo terhadap kenyataan tersebut, disertai dengan analisis 

cermat terkait implikasi dan akibat dari prosesnya, yakni berupa disintegrasi sosio-

kultural, pertentangan-pertentangan politik, serta konflik industrial. Dalam 

menjelaskan persoalan tersebut, Kuntowijoyo kerap kali mengutip pandangan- 

pandangan strukturalisme Karl Marx yang menempatkan ekonomi dan politik sebagai 

elemen yang saling terkait dalam mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan politik 

itu sendiri. Dari situlah Marx merumuskan tiga unsur pokok bagi strukturalisme, 

yakni; Pertama, kelas-kelas sosial yang terbagi menjadi kaum borjuis (pemilik modal), 

dan kaum proletar (kaum tertindas yang mencakup buruh dan petani). Kedua, 

mengenai model produksi (pengaturan perekonomian dan hubungan ekonomi) yang 

didasarkan pada barang dan jasa, sehingga diyakini sebagai dasar materialisme 

masyarakat. Ketiga, teori nilai pekerja yang mengatakan bahwa upah buruh tidak 

sesuai dengan nilai barang yang diproduksi (nilai yang dimaksudkan ialah nilai guna, 

nilai tukar, dan nilai tambah).57 

Analisis ini digunakan oleh Kuntowijoyo dalam menjelaskan sejarah sosial 

politik Orde Baru, yang diyakini telah menyebabkan terbentuknya stratafikasi sosial 

 

55Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, h. 39. 

56Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat, h. 33. 

57Jill Steans dan Lloyd Pettiford, Strukturalisme dalam Hubungan Internasional: Perspektif 

dan Tema, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 152-155. 
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yang berdasarkan kelas, yakni kelas pemilik modal birokratis yang tumbuh subur 

akibat kebijakan pembangunan, kelas buruh (pekerja kasar) yang termarginalkan.58 

Analisis tersebut sekaligus menjadi bukti atas kecenderungan Kuntowijoyo terhadap 

perspektif strukturalisme. 59  Hal yang menarik dari Kuntowijoyo terkait dengan 

persoalan ini karena dari segi metodologis, ia memilih kerangka analisis ekonomi-

politik Orde Baru untuk menjelaskan posisi empiris Islam di Indonesia yang diyakini 

sebagai hal yang mungkin membayangi keruntuhan bangsa ini di masa depan. Dengan 

demikian, menjadi jelas bahwa penggunaan pendekatan tersebut oleh Kuntowijoyo 

semata-mata untuk mempertegas posisi dan eksistensi umat Islam dalam realitas 

empiris keindonesiaan, artinya spirit dalam menyelamatkan umat dari keterpurukan 

tetap menjadi variabel terpenting dalam analisisnya. 

Selain itu, Kuntowijoyo juga sering kali mengutip analisis (countre 

hegemonic) Antonio Gramsci yang mengatakan bahwa unsur esensial filsafat paling 

moderen tentang praksis adalah konsep filsafat sejarah tentang hegemoni. Ia 

kemudian mendefenisikan hegemoni sebagai kepemimpinan kultural yang 

dilaksanakan oleh kelas penguasa, konsep ini dimaksudkan tidak hanya untuk 

membantu masyarakat dalam memahami dominasi dalam sistem kapitalisme, tapi 

juga membantu mengorientasikan sebuah gerakan revolusi perlawanan (countre 

hegemonic) terhadap dominasi tersebut. Dari gagasan inilah Kuntowijoyo 

membangun perspektif gerakannya bahwa Islam mempunyai potensi untuk menjadi 

budaya tanding dalam membangun agenda perubahan sosial. Meski demikian, 

 

58Kuntowijoyo, Agama, Negara, dan Formasi Sosial (Prisma No. 8, 1984), h. 39. 

59 Strukturalisme ialah merupakan sebuah metode linguistik yang berpandangan bahwa 

hubungan antar unsur lebih penting dari unsur itu sendiri. Dalam artiannya bahwa sebuah untuk dapat 

dimengerti melalui keterkaitan (inter-connectdeness), (Bandung: MIZAN, 2001), h. 13-14. 
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penggunaan analisis tersebut tetap disertai dengan tawaran alternatif sistemik untuk 

tujuan integrasi sistem sosial dan sistem budaya, 60  yakni perpaduan antara nilai 

teoritik, praktis, dan normatif-teologis (wahyu) yang kemudian dikenal dengan istilah 

pengilmuan Islam. 

Satu hal yang pasti bahwa orientasi pemikiran-pemikiran Kuntowijoyo 

sesungguhnya lebih mencirikan sifat pragmatisme, dalam pengertian berorientasi 

pada praksis sosial. Ini dikategorikan sebagai sesuatu yang wajar, sebab memang 

bersesuaian dengan perhatian dan keprihatinannya dalam melihat dan mengamati 

posisi empiris umat Islam dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Ia dengan tegas 

memberi pernyataan bahwa:  

Pergulatan Islam adalah pergulatan untuk relevansi, dimana agama tidak boleh 
hanya sekedar menjadi pemberi legitimasi terhadap sistem sosial yang ada, tapi 
juga harus memperhatikan dan mengontrol perilaku sistem tersebut.61 

Selain dari apa yang telah dikemukakan di atas, hal penting dalam kajian 

tentang genealogi intelektual Kuntowijoyo bahwa, ia adalah salah satu tokoh yang 

bisa digolongkan sebagai pendukung Islamisasi ilmu. 62  Yaitu, Syeh Muhammad 

Naquib Al-Attas yang mengatakan bahwa Ilmu barat telah menimbulkan masalah 

sebab telah kehilangan tujuan dan hakikatnya, dan masalah ini lahir karena ilmuan 

barat tidak berangkat dari analisis yang semestinya. Pada posisi inilah Al-Attas tampil 

untuk mengusung gagasan Islamisasi ilmunya dengan target utama ialah ilmu 

moderen atau ilmu kontemporer yang diyakini telah mengalami sekularisasi. Syarat 

yang ditawarkan ialah pembebasan akal dan bahasa manusia dari magis, mitos, 

 

60Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, h. 311. 

61Kuntowijoyo, Masyarakat dan Budaya, h. 100. 

62Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu, h. 7. 
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animisme, nasionalisme buta, dan sekularisme melalui program; Pertama, 

pengasingan konsep- konsep barat dari ilmu. Kedua, memasukkan unsur-unsur Islam 

ke dalamnya.63 

Senada dengan Ismail Raji’ Al-Faruqi yang mengatakan bahwa Islamisasi 

ilmu 64  ialah usaha untuk menyusun dan membangun kembali ilmu, yakni 

mendefenisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan 

rasionalisasi data yang telah tersusun, menilai kembali tafsiran dan kesimpulan, 

membentuk kembali tujuan yang berbasis pada kerangka dan visi Islam.36 Semua hal 

tersebut hanya bisa dicapai melalui perpaduan antara ilmu-ilmu baru dengan khasanah 

warisan Islam.65 

Berbeda dengan Kuntowijoyo, meski tujuan yang hendak dicapai ialah sama 

dengan tokoh sebelumnya, yakni menjadikan Islam sebagai basis nilai yang dapat 

diterima secara ilmiah oleh semua kalangan, namun Kuntowijoyo sedikit keluar dari 

pengistilahan yang digunakan oleh kedua tokoh di atas (Islamisasi Ilmu), ia kemudian 

menawarkan gagasan “Pengilmuan Islam”66 sebagai alternatif. Tawaran ini lahir dari 

pengamatannya terhadap konflik yang terjadi antara ilmu dan agama di Barat, 

menurut Kuntowijoyo bahwa hal tersebut disebabkan karena konsep-konsep teoritis 

ilmu diubah menjadi acuan-acuan normatif yang kemudian berakibat pada terjadinya 

krisis kredibilitas bagi agama itu sendiri. Nilai-nilai agama tidak lagi dianggap relevan 

 

63http://menaraislam.com. 

64Islamisasi ilmu yang dimaksud di sini merupakan sebuah gerakan intelektual yang lahir 

pada tahun 1980-an yang merupakan paradigma gerakan dari “konteks” ke “teks”. 

65http://menaraislam.com. 

66Sedangkan gagasan “Pengilmuan Islam” merupakan Kuntowijoyo anti-tesa dari 

Kuntowijoyo dalam memahami paradigma keilmuan Islam. Bahwa paradigma Islam harus dimulai 

dari “teks” ke “konteks”, yaitu teks-teks wahyu ke realits kehidupan. 
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sebagai orientasi etis dalam kehidupan karena dunia telah dibebaskan dari pengaruh 

agama.67 

Hal yang menarik dari Kuntowijoyo bahwa, dukungannya terhadap Islamisasi 

ilmu (pengilmuan Islam), tidak kemudian serta merta mengingkari secara totalitas 

warisan-warisan intelektual Barat. Ia sepenuhnya menyadari bahwa rekonstruksi 

tersebut dilakukan bukan pada tataran kefakuman wacana, tapi yang lebih penting 

ialah bahwa konsep-konsep Islam harus dijabarkan dalam formulasiformulasi teoritis, 

sebab jika tidak maka Islam hanya akan bertahan dalam dunia subjektifitas dan tidak 

akan dapat turut serta dalam realitas objektif. Tawarannya ialah interpretasi-

interpretasi nilai-nilai al-Qura>n yang bersifat general dan normatif ke pemahaman 

spesifik dan empiris. 

Pada posisi ini menurut hemat penulis, Kuntowijoyo sedang tidak berdiri pada 

posisi yang ekstrim (menolak secara totalitas ilmu-ilmu Barat), tapi yang terpenting 

ialah bagaimana membangun dan mengembangkan tradisi keilmuan Islam 

berdasarkan kerangka wahyu, menjadi formulasi teoritik objektif agar umat selain 

Islam mampu menerima kenyataan tersebut sekalipun ia tidak berdiri pada keyakinan 

agama yang sama (Islam). 

 

67Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu, h. 100. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian literatur atau studi kepustakaan 

(Library Research), yaitu dengan mengkaji buku-buku karya Kuntowijoyo yang 

berkenaan dengan nilai-nilai profetik (humanisasi, liberasi, dan transendensi), yang 

menjadi fokus peneilitian. Kemudian dengan nilai-nilai profetik tersebut, peneliti 

akan mengkaji secara obyektif melalui buku-buku tulisan Kuntowijoyo dan penelitian 

seperti junal, tesis, atau disertasi yang berkenaan dengan fokus pembahasan, dengan 

pendekatan paedagogie. Maka metode yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif, antara lain sebagai berikut:  

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library 

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

majalah–majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan.68 

B. Jenis Pendekatan 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan pedagogik. 

Karena pada penelitian ini, peneliti mengkaji pikiran-pikiran Kuntowjoyo dalam 

bangunan pendidikan. Untuk memudahkan proses penelitian, peneliti juga melakukan 

proses dan interpretasi, yakni mengkaji nilai-nilai pendidikan profetik perspektif 

Kuntowijoyo bagi perwujudan masyarakat madani. Dalam studi pemikiran 

Kuntowijoyo tentang nilai-nilai Pendidikan profetik, penulis berusaha menganalisis 

 

68M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 54. 
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secara teoretis-filosofis. Ketika proses ini sudah selesai maka peneliti akan 

memberikan pelaporan terkait kesimpulannya.  

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa 

yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan 

yang berada di latar penelitian dan seperti apa peristiwa atau aktivitas yang terjadi di 

latar penelitian.69  

Tujuan analisis adalah untuk mengorganisasi deskripsi dengan cara 

membuatnya tanpa dikendalikan. Deskripsi diimbangi oleh proses analisis dan 

interpretasi. Suatu perhitungan final yang menarik dan mudah dibaca akan 

melengkapi deskirpsi yang cukup untuk membantu pembaca memahami interpretasi 

dan penjelasan yang dipresentasikan.70 

C. Sumber Data 

Dalam mengumpulkan data mengenai objek penelitian nilai-nilai pendidikan 

profetik dan masyarakat madani, dalam studi pemikiran Kuntowijoyo, sumber yang 

dijadikan bahan penelitian adalah buku-buku karya Kuntowijoyo sendiri, buku-buku 

yang membahas tentang seputar pendidikan profetik dan buku-buku yang membahas 

tentang masyarakat madani. Buku karya orang lain yang relevan dengan pembahasan 

dan beberapa pembahasan jurnal, majalah, dan buletin. Oleh karena itu, penulis 

menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun diantaranya ialah sebagai 

berikut: 

 

69Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif (Cet, IX; Jakarta: PT 

Rajawali Pres, 2015) h.  174. 

70Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif, h. 175-176. 
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1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung berkaitan dengan objek 

riset yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ditulis 

langsung oleh Kuntowijoyo, serta buku yang relevan dengan pembahasan.  

a. Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpetasi Untuk Aksi, (Cet, I; Bandung: Mizan, 

1991). 

b. Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, (Cet, II; Bandung: Mizan, 2001). 

c. Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika, 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).  

d. Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat, (Cet, I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006). 

e. Kuntowijoyo, Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas: Esai-esai Politik 

dan Budaya, (Yogyakarta: Ireisod, 2002). 

f. Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, (Cet, II; Bandung: Mizan 2006)̀. 

g. Kuntowijoyo, Penjelasan Sejarah (Historical explanation), (Yogyakarta: Tiara 

Wicana, 2008).  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang melengkapi data-

data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan pustaka 

yang memiliki kajian yang sama yang dihasilkan oleh pemikir yang lain, yang 

berbicara tentang gagasan Kuntowijoyo. 

a. Muhammad Abduh, Islam, Ilmu Pengetahuan, dan Masyarakat Madani (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2005. 
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b. Muhammad Lutfi, Urgensi Pendidikan Profetik bagi Pendidik. Jurnal 

Kependidikan Institute Agama Islam Negeri Puwokerto Vol. 5, No. 2, November, 

2017. 

c. Miftahulloh, Pendidikan Profetik Perspektif Moh. Roqib dan Implikasinya dalam 

Rekonstruksi Pendidikan Islam Integratif.  

d. Puji Astuti, Nilai-nilai Pendidikan Profetik dan Implikasinya bagi Pengembangan 

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Studi Pemikiran Kuntowijoyo). Skripsi, 

Fakultas Trabiyah dan Keguruan Universitas Raden Intan Lampung, 2018.  

e. Syaifullah Godi Ismail, Implementasi Pendidikan Profetik dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2.  

f. Maskur, Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo (Telaah atas, Humanisasi, Liberasi 

danTransendensi). Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 2012. 

g. Muhammad Zainal Abidin, Paradigma Islam, Dalam Pembangunan Ilmu 

Integralistik: Membaca Pemikiran Kuntowijoyo, (Cet, I; Yogyakarta: IAIN 

Antasari Press, 2016. 

h. Mohammad Riza Zainuddin, Paradigma Pendidikan Islam Dalam Membangun 

Masyarakat Madani. Journal of Islamic Education (JIE) Vol. III, No. 2, 2018. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data penulisan skripsi ini adalah 

metode kutipan langsung dan tidak langsung. Metode kutipan langsung merupakan 

pernyataan atau kalimat yang ditulis dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami 

perubahan sedikitpun. Dalam metode tersebut tidak diperkenankan untuk mengubah 
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atau menghilangkan apapun dari pernyataan yang diambil. Bahan yang dikutip harus 

ditulis ulang secara tepat seperti apa adanya sesuai sumber, termasuk ejaannya. 

Metode kutipan tidak langsung merupakan pernyataan atau kalimat yang 

hanya mengambil intisari atau pokok pikiran dari pendapat yang dikutip. Dalam 

kutipan ini, pengutip diperbolehkan mengubah kalimat gagasan penulis dengan bahasa 

pengutip dengan syarat tidak mengubah makna dari gagasan tersebut.71 

E. Teknik Analisis Data 

Berangkat dari penelitian yang bersifat literer, metode analisis data yang 

digunakan oleh penulis adalah metode content analysis, yakni mencoba menafsirkan 

isi atau konsep tentang nilai-nilai pendidikan profetik perspektif Kuntowijoyo yang 

kemudian diarahkan pada perwujudan masyarakat madani. Dengan metode content 

analysis, maka prosedur yang dilakukan adalah menentukan karakteristik pesan, 

maksudnya adalah pesan dari ide atau konsep pendidikan profetik tersebut. 

Analisis isi yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi, yakni 

menganalisis dan menterjemahkan apa yang telah disampaikan oleh pakar, baik 

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

menampilkan analisis ini harus memenuhi tiga kriteria, obyektif, pendekatan 

sistematis, dan generalisasi, kemudian analisis harus berlandaskan aturan yang 

dirumuskan secara eksplisit.72 

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

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

 

71Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 207. 

72Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 68. 
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penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai 

sasaran sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat 

tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh dikategorikan dengan 

memilah data tersebut, sebagai syarat yang dikemukakan oleh Noeng Muhajir tentang 

Content Analysis yaitu, objektif, sistematis, dan general.73 

 

 

 

73Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 69. 
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BAB IV 

KONSEP NILAI-NILAI PENDIDIKAN PROFETIK (HUMANISASI, LIBERASI, 

DAN TRANSENDENSI) 

A. Kiprah Kuntowijoyo dalam Beragam Bidang 

Sebagai seorang intelektual dan akademisi serta juga sekaligus budayawan, 

Kuntowijoyo menulis pada banyak bidang ilmu. Karya intelektual dan akademisi yang 

telah dihasilkannya antara lain, yaitu: 

1. Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia (1985).  

2. Budaya dan Masyarakat (1987).  

3. Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi (1991).  

4. Demokrasi dan Budaya Birokrasi (1994). 

5. Identitas Politik Umat Islam (1997). 

6. Pengantar Ilmu Sejarah (2001).  

7. Muslim Tanpa Masjid (2001).  

8. Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas (2002).  

9. Radikalisasi Petani: Esai-esai Sejarah Kuntowijoyo (2002).  

10. Raja, Priayi, dan Kawula: Surakarta 1900-1915 (2004).  

11. Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika (2004).  

Sementara, sebagai seorang budayawan, karya-karya Kuntowijoyo yang telah 

dipublikasikan antara lain, yaitu:  

1. Kereta Api yang Berangkat Pagi Hari (Novel, 1966).  

2. Rumput-rumput Danau Bento (Drama, 1968).  

3. Tidak Ada Waktu Bagi Nyonya Fatma, Barda, dan Cartas (Drama, 1968). 
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4. Pasar (Novel, 1972). 

5. Topeng Kayu (1973)  

6. Suluk Awang-Uwung (Kumpulan Sajak, 1975).  

7. Isyarat (Kumpulan Sajak, 1976).  

8. Khotbah di Atas Bukit (Novel, 1976).  

9. Dilarang Mencintai 77 Bunga (Kumpulan Cerpen, 1992).  

10. Makrifat Daun, Daun Makrifat (Kumpulan Sajak, 1995).  

11. Hampir Sebuah Subversi (Kumpulan Cerpen, 1999).  

12. Mantra Pejinak Ular (Novel, 2000).  

13. Mengusir Matahari: Fabel-fabel Politik (Kumpulan Kolom, 2001).  

14. Waspirin dan Satinah (Novel, 2003).  

Dari berbagai tulisan Kuntowijoyo, ada tiga wilayah pemikiran yang menjadi 

perhatian utama, yakni: pemikiran yang terdapat pada tulisan-tulisan di bidang 

sejarah, pemikiran yang terdapat pada tulisan di bidang budaya, politik, dan 

keagamaan; dan pemikiran yang muncul pada karya-karya di bidang sastra (novel, 

cerpen, puisi, fabel, hingga drama). Ketiga bidang ini cukup dihayati dengan baik 

sehingga tulisan-tulisan tersebut memiliki kekuatan sendiri-sendiri yang khas dan 

menunjukkan tiga kompetensi yang melekat, yaitu sebagai sejarawan yang mumpuni, 

pengamat sosial keagamaan yang cermat, serta sastrawan dengan mutu yang dihargai 

secara luas. Berikut ini ulasan dari masing-masing pokok pikiran tersebut. 

1. Pemikiran Kuntowijoyo di Bidang Sejarah.  

Tema sejarah merupakan tema utama yang menjadi keahlian khusus yang 

dimiliki oleh Kuntowijoyo. Pendidikan formal kesarjanaan dan keahlian akademis 

Kuntowijoyo adalah pada bidang ini, sehingga penelitian tesis dan disertasi pun 
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terkait dengan bidang ini. Posisinya sebagai dosen dan kemudian guru besar pada 

bidang sejarah menuntutnya untuk terus berkarya dan melihat berbagai fenomena dari 

sudut pandang kesejarahan. 

Berbeda dengan tesis di Connecticut University, yang menyangkut sejarah 

politik berjudul “American Diplomacy and Indonesian Revolution”, 1945-1949: “a 

Broken Image”, disertasi Kuntowijoyo pada Colombia University berkenaan dengan 

sejarah sosial. Disertasi tersebut kemudian dibukukan dengan judul “Perubahan Sosial 

dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940”. Pokok penting yang diajukan dalam 

disertasi ini adalah sejarah dan masyarakat Madura ditentukan oleh faktor ekologi 

(tegalan) dan faktor manusia (pemerintah kolonial dan struktur kepribadian 

masyarakat Madura sendiri). Ada dua poin penting yang dapat dicatat dalam disertasi 

Kuntowijoyo. Pertama, kajian tentang perubahan sosial di Madura dalam rentang 

waktu satu abad (1850-1940). Berangkat dari keprihatinan sebagai sejarawan yang 

melihat betapa studi tentang perubahan sosial yang dilakukan antropolog dan sosiolog 

lebih banyak menganalisa aplikasi dari transformasi masyarakat tradisional menuju 

modern dengan tanpa memberikan tempat sejarah perkembangan masyarakat itu 

sendiri. Disertasi ini berambisi mengisi kekosongan dengan cara menghadirkan 

masyarakat Madura secara utuh atau dalam bahasa Kuntowijoyo sebagai unit 

ekohistorikal. Kedua, selain dipengaruhi konsep autonomy historinya Smail dan 

konsep structure of history Harry J. Benda, disertasi Kuntowijoyo juga dipengaruhi 

oleh pendekatan ilmu-ilmu sosial yang dianjurkan Sartono. Sebagai implikasi 

metodologis dari penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam penelitian sejarah, studi sejarah 

Kuntowijoyo tidak saja bersifat diakronik (memanjang dalam waktu) yang memang 
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menjadi ciri dari penelitian sejarah, melainkan juga bersifat sinkronik (melebar dalam 

ruang) yang menjadi karakter penelitian ilmu sosial.74 

Di luar hasil kajian serius berupa tulisan tesis dan disertasi yang terkait dengan 

bidang sejarah, dalam posisi sebagai dosen pengampu mata kuliah sejarah, ada 

peninggalan Kuntowijoyo yang sangat berharga bagi dunia akademik dan 

pengembangan ilmu sejarah yang lebih luas, yakni buku “Pengantar Ilmu Sejarah” dan 

buku “Metodologi Sejarah.” Sebagai sebuah buku pengantar, buku “Pengantar Ilmu 

Sejarah” memiliki kelebihan yang tidak atau belum dimiliki karya-karya sejenis yang 

telah ada. Hampir semua bagian dalam ilmu sejarah dikupas dalam buku ini. Teknik 

penulisannya tampak matang dengan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, 

terang, dan lugas, seperti bahasa yang biasa dipergunakannya ketika menulis cerpen 

atau novel. Sementara, buku “Metodologi Sejarah” memiliki kontribusi yang bisa 

dikatakan lebih besar dibanding buku “Pengantar Ilmu Sejarah.” Buku ini merupakan 

saksi dari perkembangan ilmu sejarah di Indonesia. Buku ini diawali dengan bahasan 

mengenai sejarah penulisan sejarah di Indonesia. Bagian ini menelusuri riwayat 

perkembangan penulisan sejarah, dari mulai penulisan yang Eropasentris hingga 

Indonesiasentris. Bagian ini juga memotret perkembangan penulisan sejarah di 

Indonesia, serta kecenderungan terbaru dari ilmu sejarah dan di kalangan sejarawan 

sendiri. 

Kuntowijoyo sendiri dinyatakan oleh A.E. Priyono sebagai sejarawan pertama 

yang membagi periodisasi sejarah umat Islam menurut kategorisasi latar historisnya. 

Dengan kategorisasi itulah ia telah berhasil memberikan pemahaman yang objektif 

 

74Sugito, Zen Rachmat, “Menjajal Tiga Kitab”, dalam Zen Rachmat Sugito (peny), Muslim 

Tanpa Mitos, h. 166-167. 
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terhadap situasi-situasi historis umat dalam setiap periode sejarah, terutama dengan 

analisis dari pendekatan ilmu sosial.75 

Sebagai seorang intelektual muslim, Kuntowijoyo bisa dibilang cukup 

konsisten dengan gagasan dan pemikiran yang dikembangkan. Hal ini dapat dilihat 

pada nilai-nilai transendental yang terdapat dalam tiap-tiap karya-karyanya. Dalam 

posisi sebagai seorang intelektual muslim yang mendalami bidang sejarah, 

Kuntowijoyo membagi tiga tahap perkembangan umat Islam berdasar sistem 

pengetahuan. Ketiga tahapan itu adalah: tahapan mitos, tahapan ideologi, dan tahapan 

ilmu.76 

Tahapan mitos merupakan tahapan berpikir pralogis yang banyak mengambil 

bentuk magis. Dalam tahapan ini orang cenderung lebih menggunakan pertimbangan 

emosional. Mitos menurut Kuntowijoyo adalah suatu konsep tentang kenyataan yang 

mengandaikan bahwa dunia pengalaman kita sehari-hari terus-menerus disusupi 

kekuatan-kekuatan keramat.77 Sistem berpikir mitos ini ditandai dengan cara berpikir 

pralogis (mistis) yang mengambil bentuk magis, pemberontakan dengan lokasi 

pedesaan, bersifat lokal, berlatar belakang ekonomi agraris, masyarakat petani, 

solidaritas mekanis yang biasanya digerakkan oleh model kepemimpinan seorang 

tokoh kharismatik.78 Dalam sejarah Indonesia, mitos jauh lebih tua dari sejarah. Cerita 

dan tokoh wayang adalah mitos murni. Kisah dan tokoh para wali adalah mitos yang 

berbaur sejarah. Hikayat, tambo, dan babad berisi mitos. Buku sejarah Melayu juga 

 

75A.E. Priyono, “Periferaliasi, Oposisi, dan Integrasi Islam Indonesia (Menyimak Pemikiran 

Dr. Kuntowijoyo”, pengantar buku Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi (Bandung: 

Mizan, 1999), h. 25. 

76Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu, h. 76-77. 

77Kuntowijoyo, Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas, h 16. 

78Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu, h. 77. 
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berisi mitos, sekalipun menggandeng sejarah. Tidak seperti sejarah yang bersandar 

pada kebenaran fakta, kisah dalam mitos juga berdasar fakta. Tapi, fakta itu tergelar 

di balik berlapis fiksi, dongeng, bahkan fabel. Mitos itu tidak mutlak berorientasi masa 

lampau yang dimiliki orang dahulu atau kaum petani saja, tetapi juga ada mitos baru 

dan kontemporer. Mitos lama terkait babat tanah jawi, dengan legitimasi kekuasaan 

seperti slogan raja adalah turunan para nabi, raja adalah titisan dewa, raja mendapat 

wahyu kedaton, raja adalah wakil Tuhan, dan sebagainya.79 Begitupun mitos tentang 

Ratu Adil, dengan keyakinan bahwa dalam kehidupan yang penuh keterpurukan dan 

penindasan, akan datang dewi keadilan yang merubah kondisi kehidupan mereka.80  

Tahapan ideologi ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi modern 

seperti Serikat Islam (SI) atau partai politik Islam seperti Masyumi. Sifat khas 

ideologi adalah subjektif, mempunyai tujuan kolektif tertentu, dan cenderung kaku 

menghadapi kenyataan. Gerakan ini tidak lagi dipimpin oleh elit desa (ulama, tokoh 

kharismatik, kiai), tapi elite kota (orang biasa, pedagang). Baik Serikat Islam (SI) 

Maupun partai politik Islam seperti (Masyumi) mewarnai sejarah perjalanan bangsa, 

walaupun Serikat Islam (SI) menuai polemik internal yang berkepanjangan, yaitu 

terbelahnya Serikat Islam (SI) menjadi (SI-Putih dan SI-Merah).81begitupun Masyumi 

harus bubar pada tahun 1960. Ada banyak perbedaan antara mitos dan ideologi. Dalam 

mitos orang bergerak dengan mengikuti apa kata pemimpin dan biasanya dengan 

prasangka, sedangkan ideologi jelas pertimbangannya (pendapat, nilai, pengetahuan).  

 

79Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, h. 148. 

80Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, h. 148. h. 149. 

81Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, h. 57. 
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Mitos ditandai dengan ketidakpedulian ada atau tidak adanya fakta, sedangkan 

pada ideologi orang melihat fakta-fakta sosial dengan subjektivitas tanpa harus peduli 

apa yang sungguh-sungguh terjadi. Dalam mitos orang hanya menyesuaikan diri 

dengan kelompok, sedangkan dalam ideologi orang mempunyai kepentingan dan 

menyalurkannya secara kolektif. Dalam mitos orang mendasarkan diri pada 

pertimbangan yang masuk akal tetapi lewat jalur emosi, sedangkan dalam ideologi 

orang sudah berpikir kalkulasi untung rugi. Secara geografi, mitos hanya meliputi 

wilayah kecil, sedangkan ideologi memiliki jangkauan luas dan bahkan berskala 

nasional. Dalam mitos orang bergerak tanpa tahu tujuan dan hanya asal mencari 

tatanan yang lebih baik, sedangkan dalam ideologi tujuannya adalah membangun 

kembali masyarakat seperti yang diidamkan.  

Kendatipun ada banyak sisi perbedaan antara Mitos dan Ideologi, dilihat 

secara rasional Ideologi lebih terukur dan empiris. Akan tetapi, Kuntowijoyo pun juga 

begitu banyak mengkritik tentang Ideologi. Ada banyak ideologi di dunia ini yang 

telah berakhir secara historis karena sudah tidak relevan dengan perubahan zaman. 

Masa depan harus membuka cara berpikir yang obyektif yaitu dengan melihat realitas 

dengan kerangka “Ilmu” bukan “Ideologi” yang hanya tertutup oleh satu kelompok 

tertentu. Suatu saat “ideologi” akan berakhir dan digantikan oleh “ilmu” Kita pernah 

mendengar Istilah the end of ideology tetapi tidak ada Istilah the end of science.82 

Tahapan berikut yaitu ilmu. Tahapan ilmu merupakan tahapan ideal yang 

memiliki karakter yang sungguh berbeda dengan mitos dan ideologi. Ilmu lebih 

objektif dalam memandang realitas. Ada perbedaan antara ideologi dan ilmu. Ideologi 

selalu melihat fakta dari titik subjektif, sedangkan ilmu melihat dari sudut objektif. 

 

82Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, h. 62. 
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Selain subjektif, ideologi juga tampak kaku dalam menghadapi kenyataan. 

Marhaenisme kesulitan menghadapi realitas baru berupa tumbuhnya kelas menengah 

dan atas. Komunisme bahkan Marxisme tidak bisa menanggulangi ambrolnya sistem 

ekonomi komando. Ideologi Islam kesulitan dengan kemajemukan bangsa dan bahkan 

kemajemukan umat sendiri. Menggeser cara berpikir ideologi kepada ilmu bagi 

Kuntowijoyo adalah kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi.83 

Tahapan-tahapan dari mitos, ideologi, dan ilmu tidak harus dipahami secara 

linear. Sebab, sebagai cara berpikir, mitos dan ideologi bisa muncul kapan saja. 

Tampaknya Kuntowijoyo bermaksud membawa umat Islam melampui tahapan mitos 

dan ideologi menuju tahapan ilmu. Muslim yang tanpa mitos, Islam sebagai ilmu, 

bukan lagi sebagai ideologi semata, apalagi sebagai mitos. Kuntowijoyo menegaskan 

bahwa untuk mengatasi agar orang berhenti berpikir berdasar mitos baik secara formal 

maupun material dapat menggunakan berbagai strategi, yakni melalui ilmu, gerakan 

puritanisme, sejarah, dan seni. Karena akan membuat orang menjadi sadar akan 

realitas dan kekonkretan realitas, mereka yang hidup dalam mitos, tidak akan dapat 

menangani realitas. Realitas tidak terpecahkan dengan kebiasaan kita untuk 

menghindar atau melakukan abstraksi. Bangsa ini akan dapat bertahan, bila 

masyarakatnya sanggup meninggalkan cara berpikir berdasar mitos menuju pada cara 

berpikir berdasarkan realitas. 

2. Kiprah Kuntowijoyo di Bidang Sosial. 

Selain mumpuni dalam bidang ilmu sejarah dan sejarah dan pemikiran-

pemikiran Islam, Kuntowijoyo juga fasih dalam berbagai teori sosial. Ia 

memformulasikan sebuah paradigma ilmu sosial Islam yang kemudian dikenal dengan 

 

83Kuntowijoyo, Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas, h. 96-97. 
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sebutan Ilmu Sosial Profetik.84 Ilmu Sosial Profetik ini dimaksudkan sebagai kompas 

dan navigasi dalam pelayaran samudera masa depan umat, dan juga meluruhkan mitos 

dan ideologi yang menghambat pertumbuhan umat Islam. Perhatian utama Ilmu Sosial 

Profetik adalah emansipasi umat, yang konkret dan historis, dengan mengaitkan pada 

problem-problem aktual yang dihadapi. Problem sekarang ialah bagaimana 

mengantarkan umat dalam transformasi menuju masyarakat industrial, masyarakat 

sipil, ekonomi yang tanpa eksploitasi, masyarakat demokratis, negara rasional, dan 

budaya yang manusiawi. 

Pada pidato pengukuhan sebagai Guru Besar, Kuntowijoyo menggunakan 

semboyan Knowledge is Power dari Foucault dan menyitir QS al-Muja>dalah/58: 11, 

Allah swt. Berfirman: 

اي  ۡ نوُْۡ ا ۡۡۡالَذِيْنۡ ۡۡا يُّه  جۡ ۡۡفىِۡۡت ف سَحُوْاۡۡل كُمْۡۡۡقِيْلۡ ۡۡاِذ اۡۡاۡۡم  اِذ اۡۡۡل كُمْۚۡۡۡاٰللُّۡۡۡي فْس حِۡۡۡف افْس حُوْاۡۡلِسِۡالْم  ۡۡانْشُزُوْاۡۡۡقِيْلۡ ۡۡو 

نوُْاا ۡۡۡالَذِيْنۡ ۡۡاٰللُّۡۡۡي رْف عِۡۡۡف انْشُزُوْا الَذِيْنۡ ۡۡمِنْكُمْۡ ۡۡم  جۡ ۡۡالْعِلْمۡ ۡۡاوُْتوُاۡۡو  اٰللُّۡۡۡت ۗۡد ر  اۡۡو  لوُْنۡ ۡۡبمِ  بيِْرۡ ۡۡت عْم  ١١ۡۡۡخ 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka 
berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 
di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 
Mahateliti apa yang kamu kerjakan.85 

Menurut Kuntowijoyo, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah swt. Adalah 

orang-orang yang berilmu, tidak satu pun ayat menyebutkan bahwa Allah swt. 

Meninggikan derajat orang-orang yang berkuasa. Pernyataannya di hari yang 

bersejarah bagi karirnya itu menunjukkan komitmen kepada ilmu, bukan kepada 

kekuasaan. Ilmulah yang bisa mengangkat derajat makhluk di hadapan Khalik-Nya. 

 

84Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu, h. 81-82. 

85Qur’a>n Kemenag, (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’a>n (LPMQ), 2002). 
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Di sinilah tampak sekali posisinya sebagai seorang budayawan profetik, sebagaimana 

pernah diungkapkannya, “Kebudayaan Islam adalah budaya profetik yang unsurnya 

ada tiga: yaitu humanisasi (amar ma’ru >f), liberasi (nahi munkar), dan transendensi 

(tu’minu >na billah). 

Dalam keyakinan Kuntowijoyo, ilmu, seni, sastra, dan politik harus membawa 

misi profetik (tugas kenabian) ini untuk mengemansipasi manusia kepada nur (cahaya 

petunjuk Ilahi) untuk mencapai keadaan fitrah. Fitrah adalah keadaan di mana 

manusia mendapatkan posisinya sebagai makhluk yang mulia. 86  Itulah sebabnya 

mengapa Kuntowijoyo memandang kebudayaan sebagai fitrah manusia. Ketika 

berbicara tentang visi ilmu sosial profetik, Kuntowijoyo mengutip QS as-Sha>ffa>t/37: 

6, Allah swt. Berfirman: 

يَناَۡاِناَ اۡ ۡز  اكِبِۡ ۡ ِۡبزِِيْن ةِۡۡالدُّنْي اۡءۡ السَم  ٦ۡۡالْك و 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia (yang terdekat), dengan hiasan 
bintang-bintang.87

 

Kuntowijoyo mengaitkan ayat ini dengan fenomena agama dan budaya. 

Menurutnya, langit itu ibarat agama dan hiasan berupa bintang itu adalah kebudayaan. 

Lahirnya pemikiran Kuntowijoyo yang terkait pengilmuan Islam, paradigma Islam 

atau paradigma Qur’ani yang akan didiskusikan secara panjang lebar dalam kajian ini, 

juga berpijak dari semangat akan visi profetik yang diusung Kuntowijoyo. Ilmu 

merupakan tahapan akhir yang harus dikedepankan umat Islam agar mereka bisa 

memainkan peran dalam kehidupan ini. 

 

 

86Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, h. 229. 

87Qur’a>n Kemenag, (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’a>n (LPMQ), 2002). 
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3. Kiprah Kuntowijoyo di Bidang Sastra 

Selain sebagai intelektual muslim dengan pemikiran-pemikiran yang brilian, 

Kuntowijoyo juga dikenal sebagai sastrawan yang mumpuni dan banyak meraih 

penghargaan atas karya-karyanya. Dalam karya-karyanya, Kuntowijoyo tidak dapat 

dilepaskan dari muatan-muatan transendental yang secara konsisten selalu ia suarakan 

dalam berbagai kesempatan. Menurut Kuntowijoyo, semua sastra punya bobot 

transendental, asal dilihat dari pandangan teologis dan metafisis. Dia berupaya untuk 

menggabungkan tiga varian sastra utama, yaitu sastra kemanusiaan (humanisasi),88 

sastra pembebasan (liberasi), 89  dan sastra transendensi 90  menjadi sastra profetik, 

dalam arti melanjutkan tradisi kerasulan.  

Manusia dituntut untuk melakukan amar ma’ru >f dan nahi munkar. amar ma’ru >f 

bertujuan untuk memanusiakan manusia, dan nahi munkar itu berorientasi pada upaya 

pembebasan, sedangkan beriman kepada Tuhan itu berwatak transendental. 

Kuntowijoyo dengan sastra profetiknya telah menanamkan dan memperkaya 

cakrawala sastra religius yang lebih membawa pencerahan dan tidak sekedar lebih 

sibuk mengurus hablumminalla>h (melangit) dari pada hablumminanna>s (membumi). 

Secara umum, romantsime pada karya-karya Kuntowijoyo dapat dipahami dari 

dunia idel yang dibagun empati, perasaan, dan pemilihan kata. Daya gugah Bahasa 

yang sederhana salah satunya adalah bahasa simbol. Bahasa simbol adalah sejenis 

retorika yang berisi ganda, berfungsi menyatakan sesuatu akan tetapi mensyaratkan 

pengetahuan tentang sesuatu yang lain. Sebagai penulis sastra profetik, Kuntowijoyo 

 

88Kuntowijoyo, Maklumat Sastra Profetik, h. 9. 

89Kuntowijoyo, Maklumat Sastra Profetik, h. 13. 

90Kuntowijoyo, Maklumat Sastra Profetik, h. 21. 
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lebih menekankan pada aspek spritualitas tanpa menafikan urusan dunia. Sebagai 

sebuah sindiran keras Kuntowijoyo selalu mengkritik kaum sufi yang sudah merasa 

puas dengan pencapainnya sendiri,91  lalu melupakan realitas sosial dan tanggung 

jawab akan keberadaan manusia dimuka bumi. Sedangkan nabi Muhammad saw. Yang 

merupakan sosok paripurna sebagai suri tauladan terbaik umat manusia, juga 

memandang bahwa hidup memandang hidup pun mesti vertikal (hablum minalla>h) dan 

horisontal (hablum minanna>s). 

Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi dan pengaruh pemikiran 

Kuntowijoyo, dapat dilihat dari banyak apresiasi yang diberikan, baik ketika masih 

hidup maupun pada saat dia meninggal dunia. Kajian ataupun komentar terhadap 

gagasan Kuntowijoyo meliputi tema-tema yang beragam sesuai dengan kapisitas 

Kuntowijoyo sendiri yang cukup produktif dalam melahirkan banyak tulisan pada 

berbagai disiplin keilmuan. Di sini dikemukakan kajian atau tulisan yang mengangkat 

pemikiran Kuntowijoyo dalam empat kategori utama, yaitu: pada bidang sastra dan 

kebudayaan; pada bidang politik, hukum, dan ketatanegaraan; pada bidang sejarah, 

dakwah, dan pendidikan; dan pada bidang sosial keagamaan. 

1. Dari sudut pandang sastra dan kebudayaan ada beberapa tulisan menarik yang 

mendiskusikan pemikiran Kuntowijoyo. Wan Anwar dalam buku 

Kuntowijoyo: Karya dan Dunianya mengulas secara panjang lebar mengenai 

cerpen dan novel Kuntowijoyo: Dilarang Mencintai Bunga-Bunga (1992), 

Hampir Sebuah Subversi (1999), Khotbah di Atas Bukit (1971), Pasar (1972), 

Mantra Penjinak Ular (2000), dan Waspirin dan Satinah (2003). Selain itu, juga 

dibahas kumpulan tiga puisi Kuntowijoyo: Suluk Awang-Uwung (1975), 

 

91Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, h. 364. 
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Isyarat (1976), dan Makrifat Daun, Daun Makrifat.92 Pemikiran Kuntowijoyo 

sebagai seorang sastrawan ditelaah oleh Binhad Nurrohmat dalam tulisan 

“Realisme Udik Kuntowijoyo”.93 Sementara itu, Idi Subandy Ibrahim dalam 

tulisan “Kuntowijoyo, Budayawan Profetik” memotret keteladanan 

Kuntowijoyo dan gagasan-gagasan penting yang pernah dia kemukakan.94 

2. Dari sudut pandang bidang politik, hukum, dan ketatanegaraan ada beberapa 

tulisan yang mengangkat pemikiran Kuntowijoyo, yaitu: Maksun yang 

mengkaji pemikiran Kuntowijoyo tentang negara dan demokrasi, yang 

kemudian dibandingkan dengan pemikiran Imam Khomein. 95  Alva Agus 

Widodo yang mengkaji pemikiran Kuntowijoyo tentang hubungan antara 

Islam dan Negara. 96  Muhammad Zulhan MZ yang menulis paradigma 

Kuntowijoyo tentang Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia. 97  Husnul 

Muttaqin yang meneliti pemikiran Kuntowijoyo tentang objektifikasi Islam 

kaitannya dengan pengembangan hukum Islam di Indonesia.98 Tulisan lain 

pada bidang ini yaitu oleh Budarto Danujaya, “Reinventing Ideology”, yang 

 

92Wan Anwar, Kuntowijoyo: Karya dan Dunianya (Jakarta: PT Grasindo, 2007). 

93Binhad Nurrohmat, “Realisme Udik Kuntowijoyo” Kompas, 20 Maret 2005. 

94Idi Subandy Ibrahim, “Kuntowijoyo, Budayawan Profetik” Pikiran Rakyat, 01 Maret 2005. 

95Maksun, “Studi Perbandingan Pemikiran Imam Khomeini dan Kuntowijoyo tentang Negara 

dan Demokrasi”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2003). 

96 Alva Agus Widodo, “Bingkai Islam dalam Demokratisasi di Indonesia: Telaah atas 

Pemikiran Kuntowijoyo tentang Hubungan antara Islam dan Negara”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas 

Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2005). 

97Muhammad Zulhan MZ, “Paradigma Kuntowijoyo tentang Pancasila sebagai Dasar Negara 

Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 

2005). 

98Husnul Muttaqin, “Pemikiran Kuntowijoyo tentang Objektifikasi Islam dan Urgensinya bagi 

Pengembangan Hukum Islam di Indonesia” Skripsi, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001). 
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berisi kritikan terhadap tawaran gagasan Kuntowijoyo yang hendak mengubah 

cara pandang Pancasila dari sebagai ideologi kepada ilmu.99 

3. Pemikiran Kuntowijoyo yang dikaji dari sudut pandang sejarah, pendidikan, 

dan dakwah. Dalam hal ini terdapat beberapa tulisan, yaitu: Suyono yang 

mengkaji kontribusi Kuntowijoyo dalam historiografi Islam di Indonesia.100 

A.E. Priyono yang menulis pemikiran Kuntowijoyo sekitar sejarah Islam di 

Indonesia. 101  Syaifullah Godi Ismail, mengkaji implementasi pendidikan 

profetik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam.102 Muhammad Lutfi 

mengkaji urgensi pendidikan profetik bagi pendidik 103 Puji Astuti, mengkaji 

nilai-nilai profetik dan implikasinya bagi pengembangan kurikulum 

pendidikan agama Islam (studi pemikiran Kuntowijoyo.104 Dari aspek dakwah, 

Achmad Muchlis mengangkat pemikiran Kuntowijoyo dari perspektif dakwah 

melalui novel Pasar karya Kuntowijoyo.105 Mahrus Hasan meneliti nilai amar 

 

99Budarto Danujaya, “Reinventing Ideology”, Kompas, 23 Juni 2004. 

100 Suyono, “Kontribusi Kuntowijoyo dalam Historiografi Islam di Indonesia”, Skripsi 

(Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003). 

101 A.E. Priyono, “Periferalisasi, Oposisi, dan Integrasi Islam di Indonesia (Menyimak 

Pemikiran Dr. Kuntowijoyo), pengantar pada Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi 

(Bandung: Mizan, 1999). 

102Syaifullah Godi Ismail, Implementasi Pendidikan Profetik dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2013. 

103 Muhammad Lutfi, Urgensi Pendidikan Profetik bagi Pendidik. Jurnal Kependidikan 

Institute Agama Islam Negeri Puswakerto, Vol. 5, No. 2, November 2017. 

104 Puji Astuti, Nilai-nilai Profetik dan Implikasinya bagi Pengembangan Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam (Studi Pemikiran Kuntowijoyo). Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. 

105Achmad Muchlis, Pesan-pesan Dakwah dalam Novel ”Pasar” Karya Kuntowijoyo, Skripsi 

(Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998). 
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ma’ru >f nahi munkar dalam cerita bersambung Mantra Pejinak Ular karya 

Kuntowijoyo.106 

4. Terkait dengan pemikiran sosial keagamaan Kuntowijoyo, ada beberapa 

tulisan yang mengkaji persoalan ini yaitu: Abdul Syukur yang mengkaji 

tentang pemahaman al-Quran Kuntowijoyo.107 Muslim Khairi yang mengkaji 

gagasan teologi transformatif pada pemikiran keagamaan Kuntowijoyo. 108 

Muhammad Rusdi yang membandingkan pemikiran Kuntowijoyo dan 

Nurcholish Madjid tentang perumusan paradigma ijtihad 

alternatif. 109 Muttakhidul Fahmi menulis tentang pemikiran Kuntowijoyo 

kaitannya dengan gagasan strukturalisme transendental. 110  Sarto meneliti 

implementasi Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo bagi konsep pengembangan 

masyarakat Islam di Indonesia. 111  Bahrul Hadi menulis pemikiran 

Kuntowijoyo yang berkenaan dengan Ilmu Sosial Profetik.112 

 

106Mahrus Hasan, “Nilai Amar Ma’ru>f Nahi Munkar dalam Cerita Bersambung “Mantera 

Penjinak Ular” Karya Kuntowijoyo”, Skripsi (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001). 

107Abdul Syukur, “Hermeneutika Sosial: Kajian Pemahaman al-Qur’a>n Kuntowijoyo”, Skripsi 

(Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000). 

108 Muslim Khairi, “Gagasan Teologi Transformatif: Telaah atas Pemikiran Keagamaan 

Kuntowijoyo”, Skripsi (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002). 

109Muhammad Rusdi, “Obyektivitas dan Generalisasi sebagai Paradigma Ijtihad Alternatif 

(Studi Komparatif Pemikiran Kuntowijoyo dan Nurcholish Madjid)”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas 

Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2004). 

110 Muttakhidul Fahmi, “Strukturalisme Transendental: Upaya Menerapkan Ajaran Islam 

dalam Tranformasi Sosial Umat Islam di Indonesia (Studi atas Pemikiran Kuntowijoyo”, Skripsi 

(Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2004). 

111Sarto, “Implementasi Pemikiran Kuntowijoyo tentang Ilmu Sosial Profetik bagi Konsep 

Pengembangan Masyarakat Islam di Indonesia”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan 

Kalijaga, 2005). 

112Bahrul Hadi, “Pemikrian Kuntowijoyo tentang Ilmu Ssosial Profetik”, Skripsi (Yogyakarta: 

Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2006).  
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B. Konsep dan Ragam Nilai-nilai Pendidikan Profetik 

Gagasan ilmu sosial profetik yang dicetuskan oleh Kuntowijoyo memiliki ciri 

khas tersendiri dalam memandang realitas. Nilai profetik yaitu humanisasi, liberasi, 

dan transendensi tidak hadir begitu saja. Nilai profetik berangkat dari sebuah 

persoalan sosial, sejarah, agama, budaya, ekonomi, sastra dan lainnya. Persoalan 

tersebut hadir karena umat Islam mengalami kegamangan akan sandaran akhir, ke 

mana masa depan akan berlabuh. Tentu keresahan ini hadir akibat pertikaian dan 

perdebatan intelektual yang tidak kunjung berakhir, masing-masing kelompok 

mengklaim dirinya yang benar dan mampu membawa perubahan, sehingga segala 

macam cara dilakukan, bahkan walaupun harus menindas kelompok yang lain, demi 

mewujudkan hasrat akan dominasi.  

Dalam pandangan Kuntowijoyo, sudah saatnya umat keluar dari pertikaian 

yang berkepanjangan, menyebabkan masa depan Islam mengalami ketertinggalan, 

sebagaimana kaum teolog atau ahli kalam yang berdebat tentang surga, neraka, takdir, 

kafir, musyrik dan perdebatan lainnya yang membuat Islam semakin jauh dari 

kemajuan.  

1. Konsep Pendidikan Profetik 

Ilmu Sosial Profetik yang dikembangkan oleh Kuntowijoyo berangkat dari 

sebuah perdebatan teologi yang berkepanjangan tanpa menghasilkan langkah konkrit 

dalam menjawab persoalan sosial dan perubahan zaman. Dalam perdebatan teologi, 

setidaknya ada dua kalangan yang saling bertentangan. Kalangan pertama lebih 

menekankan pada kajian ulang mengenai ajaran-ajaran normatif dalam berbagai karya 

kalam klasik. Sedangkan kalangan kedua cenderung menekankan perlunya reorientasi 
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pemahaman keagamaan pada realitas kekinian yang empiris. Jadi, kalangan pertama 

lebih mengajak pada upaya untuk melakukan refleksi-normatif, sementara kalangan 

kedua lebih pada refleksi-aktual dan empiris. Dari kalangan kedua merumuskan 

sebuah istilah yang disebut “Teologi Transformatif”. Gagasan tersebut dilontarkan 

oleh Muslim Abdurrahman, mengisyaratkan serangkaian kritik yang tajam terhadap 

teologi-teologi tradisional yang dianggap sudah tidak tepat sehingga perlu dirombak. 

Tentu saja ini mengandung reaksi dari pihak pertama, suatu reaksi yang kemudian 

menimbulkan perdebatan dan salah paham.  

Kritikan dari kalangan pertama, menganggap bahwa gagasan mengenai 

pembaharuan teologi sebagai gagasan yang membingungkan dan aneh, karena hal itu 

berarti akan mengubah masalah teologi Islam mengenai keesaan Tuhan. Mereka 

menganggap masalah teologis dalam Islam sudah selesai, dan oleh karenanya tidak 

perlu diutik-utik apalagi dirombak. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

memahaminya, maka Istilah Teologi diganti dengan Ilmu Sosial Transformatif bukan 

Teologi Transformatif. Karena sejatinya munculnya perdebatan ini agar bagaimana 

Islam mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada.  

Dengan mengganti istilah “Teologi” ke “Ilmu Sosial” bermaksud ingin 

menegaskan sifat dan maksud dari gagasan tersebut. Jika gagasan pembaharuan 

teologi adalah agar agama diberi tafsir baru dalam rangka memahami realitas, maka 

metode yang efektif untuk maksud tersebut adalah mengelaborasi ajaran-ajaran agama 

ke dalam bentuk suatu teori sosial. Jelas bahwa ruang lingkup yang menjadi sasaran 

dari gagasan tersebut adalah lebih pada rekayasa untuk transformasi sosial.  Namun 

seiring perdebatan yang berkepanjangan, timbul persoalan kearah mana transformasi 
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itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa? Sampai di sini ilmu sosial transformatif tidak 

memberi jawaban yang jelas.  

Dalam kaitan itulah Kuntowijoyo mengemukakan bahwa yang dibutuhkan 

sekarang adalah Ilmu Sosial Profetik, yaitu tidak hanya menjelaskan dan mengubah 

fenomena sosial tapi juga memberi petunjuk kearah mana transformasi itu dilakukan, 

untuk apa, dan oleh siapa. Oleh karena itulah Ilmu Sosial Profetik tidak sekedar 

mengubah demi perubahan, tapi mengubah berdasarkan cita-cita etik dan profetik 

tertentu. Dalam pengertian ini, maka Ilmu Sosial Profetik secara sengaja memuat 

kandungan nilai dari cita-cita perubahan yang diidamkan masyarakat. Lebih lanjut 

Kuntowijoyo mengatakan bahwa, Ilmu Sosial Profetik adalah perubahan yang 

didasarkan pada cita-cita humanisasi/emansipasi, liberasi, dan transendensi, suatu 

cita-cita profetik yang diderivasikan dari misi historis Islam. 113  Sebagaimana 

terkandung dalam QS A>li-Imra>n/03: 110, berbunyi: 

ِِۗ وَلَوۡ ءَامَنَ أهَۡلُ ٱلۡكِتََٰبِ كُنتُمۡ خَيَۡۡ أمَُّةٍ أُخۡرجَِتۡ   هَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُ ؤۡمِنُونَ بٱِللَّّ مُرُونَ بٱِلۡمَعۡرُوفِ وَتَ ن ۡ
ۡ
للِنَّاسِ تََ

ۡلَكَانَ خَيۡۡ  سِقُونَ  َ  هُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡثَ رُهُمُ ٱلۡفََٰ مُۚ مِ ن ۡ  .ا لََّّ
Terjemahnya:  

kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena 
kamu) menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan 
beriman kepada Allah.114 

Dalam bukunya Abuddin Nata, mengutip pandangan menurut al-Maghribi 

bahwa yang dimaksud dengan al-ma’ru >f adalah ma istahsanahu al-syar’ wa al-‘aql 

(sesuatu yang dipandang baik menurut agama dan akal) sedangkan al-munkar adalah 

dlidduhu (lawan atau kebalikan dari yang ma’ru >f). Selanjutnya dalam mu’jam 

mufradat alfadz al-Qura>n, yang dimaksud dengan al-ma’ru >f adalah ism li kull fi’l 

 

113Kuntowijoyo, Paradima Islam Interpretasi Untuk Aksi, h. 286-288. 

114Qur’a>n Kemenag, (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’a>n (LPMQ), 2002). 
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yu’rafu bi al’aql aw al-syar’ husnuhu (nama bagi setiap perbuatan yang diakui 

mengandung kebaikan menurut pandangan akal dan agama). Sedangkan al-munkar 

adalah ma yunkiru bihima (sesuatu yang ditentang oleh akal dan agama). Dalam pada 

itu Muhammad Abduh mengatakan fa al-amr bi al-ma’ru>f wa al-nahyu> an al-munkar 

buffadz al-jama>’ah wa siyaj al-wahdah (amar ma’ru>f nahi munkar adalah benteng 

pemeliharaan umat dan pangkal timbulnya persatuan).115 

Sedangkan dalam pandangan Kuntowijoyo, ungkapan ta’muru > nabil ma’ru>f, 

watanhau> na anil munkar, wa tu’minu > nabillah, merupakan tiga muatan nilai yang 

mengkarekteristikan Ilmu Sosial Profetik dengan kandungan humanisasi, liberasi, dan 

transendensi, sebagai spirit profetik yang diharapkan mampu membawa masyarakat 

menuju cita-cita sosio-etiknya dimasa depan. 

Gagasan ini sebenarnya diilhami oleh Muhammad Iqbal, khususnya berbicara 

tentang peristiwa mi’raj nabi Muhammad saw. Seandainya nabi itu seorang mistikus 

atau sufi “kata Iqbal”, tentu beliau tidak ingin kembali ke bumi, karena telah merasa 

tentram bertemu dengan Tuhan dan berada di sisi-Nya. Akan tetapi nabi kembali ke 

bumi untuk menggerakan perubahan sosial dan mengubah jalannya sejarah. Beliau 

memulai transformasi sosial budaya, berdasarkan cita-cita profetik.116 

Berkaitan dengan pendidikan profetik, dalam karyanya walaupun 

Kuntowijoyo hanya sedikit menyinggung tentang persoalan pendidikan, akan tetapi 

hal inilah yang membuat ketertarikan penulis melihat gagasan Ilmu Sosial Profetik 

dalam merumuskan bangunan Ilmu Sosial Profetik ke dalam pendidikan, khususnya 

Pendidikan Islam. Penulis bahkan tidak hanya sekedar merumuskan bangunan Ilmu 

 

115Abuddin Nata, Tafsir Ayat-ayat Pendidikan, (Cet. 6; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 177. 

116Kuntowijoyo, Paradima Islam Interpretasi Untuk Aksi, h. 289. 
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Sosial Profetik ke dalam Pendidikan Islam, lebih dari itu penulis berkeinginan 

bangunan Ilmu Sosial Profetik mampu menjadi solusi alternatif dalam menjawab 

persoalan pendidikan dan berimplikasi pada perubahan sosial secara struktural, 

dengan mengedepankan nilai-nilai agama sebagai ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 

Walaupun Kuntowijoyo hanya sedikit menyinggung persoalan pendidikan, 

akan tetapi tidak sedikit dari para peneliti khususnya yang bergelut dalam dunia 

pendidikan yang berusaha mengkaji konsep Ilmu Sosial Profetik ke dalam bangunan 

pendidikan, khususnya Pendidikan Islam.  

2. Ragam Nilai-nilai Pendidikan Profetik  

Berkaitan dengan nilai-nilai Pendidikan profetik, tentu sudah memiliki 

struktur tersendiri, sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya dalam 

pembahasan penelitian ini, dalam nilai-nilai Pendidikan profetik memiliki tiga muatan 

yaitu, humanisasi liberasi, dan transendensi.  

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa ketiga nilai itulah yang akan 

menjadi fokus pembahasan peneliti dalam pembahasan berikutnya. Oleh karena itu, 

peneliti akan menguraikan bagaimana konsep nilai-nilai Pendidikan profetik 

(humanisasi, liberasi, dan transendensi).  

a. Humanisasi  

Dalam bahasa agama, konsep humanisasi adalah terjemahan kreatif dari amar 

ma’ru>f yang makna asalnya menganjurkan menegakkan kebajikan. Secara etimologi 

humanisasi berasal dari bahasa latin humanitas yang artinya makhluk manusia, 

kondisi menjadi manusia. Secara terminologi, humanisasi berarti memanusiakan 

manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari 
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manusia. Berdasarkan pemahaman tersebut, dalam pandangan Kuntowijoyo, konsep 

humanisasi ini berakar kepada humanisme-teosentris. Oleh sebab itu, penulis akan 

menjelaskan bagaimana memahami kerangka konsep humanisme-teosentris tersebut 

ke dalam bangunan tauhid yang menjadi dasarnya. 

Kuntowijoyo membahasakan bahwa dalam Islam memiliki konsep tentang 

tauhid, sebuah konsep sentral yang berisikan ajaran bahwa Tuhan adalah pusat dari 

segala sesuatu, dan manusia harus mengabdikan diri sepenuhnya kepada-Nya. Dalam 

konsep tauhid ini, mengandung implikasi doktrinal lebih jauh bahwa tujuan kehidupan 

manusia itu hidup tak lain kecuali menyembah kepada-Nya. Di sini Kuntowijoyo 

menegaskan bahwa konsep mengenai kehidupan adalah konsep teosentris. Sistem 

tauhid inilah yang menjadi dasar tentang tujuan diciptakannya manusia di muka bumi. 

Namun demikian, sistem tentang tauhid yang dalam pengertian Kuntowijoyo 

disebut “teosentris” tidaklah sampai disitu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sistem 

tauhid ini mempunyai arus balik terhadap manusia, dalam banyak sekali ayat 

menjelaskan bahwa iman, yaitu keyakinan religius yang berakar pada pandangan 

teosentri, selalu dikaitkan dengan amal, yaitu perbuatan atau tindakan mansuia. 

Keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Itu berarti bahwa konsep 

iman, harus diaktualisasikan dengan konsep amal, dengan kata lain bahwa konsep 

iman tentang tauhid harus aktualisasikan ke dalam sebuah konstruksi agenda-agenda 

kemanusiaan. Tujuan dari agenda kemanusiaan tiada lain adalah terwujudnya 

kesejahteraan sosial. Sebagaimana contohnya dalam ajaran Islam, konsep tentang 

salat selalu dibarengi dengan konsep tentang zakat. Ini mengandaikan bahwa konsep 

Islam tentang teosentrisme bersifat humanistik. Artinya menurut Islam, manusia 

harus memusatkan diri kepada Tuhan, tetapi tujuannya untuk kepentingan umat 



71 

 

 

manusia itu sendiri. Humanisme teosentris inilah yang merupakan nilai inti (core 

value) dari keseluruhan ajaran Islam. 

Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Kuntowijoyo bahwa humanisme-

teosentris bertujuan mengembalikan manusia pada fitrahnya sebagai manusia itu 

sendiri agar meng hantarkan kepada nur (cahaya) ilahi. Konsepsi ini berangkat dari 

sebuah keyakinan bahwa dengan fitrah tersebutlah manusia mendapatkan posisi 

terbaik dimata Tuhan.117 

Fitrah yang asasi ialah mendorong manusia kepada hal-hal yang baik, terhadap 

kesucian, kejujuran, keadilan, dan berbagai prilaku ma’ruf lainnya, adalah serangkaian 

alasan mengapa manusia yang ditunjuk menjadi khalifah di muka bumi. Berbeda 

dengan asumsi sebagian pemikir barat yang melihat akal sebagai hal yang asasi dalam 

diri manusia, sehingga kemuliaan manusia pun diukur dari pencapaian rasionalitas. 

Islam justru melihat kemuliaan manusia itu terletak pada seberapa besar ia 

mengembangkan fitrahnya.118 

Gagasan humanisme-teosentris Kuntowijoyo senada dengan pandangan Islam 

dalam melihat manusia yang merujuk kepada konsep iman dan amal saleh, 

sebagaimana yang disebutkan dalam QS at-Ti>n/95: 5-6, Allah swt. berfiman: 

  َۙ
فِلِيَْ تِ فَ لَهُمْ اَجْرٌ غَيُْۡ مََنُْ وْنٍِۗ  ٥ثَُُّ رَدَدْنَٰهُ اسَْفَلَ سَٰ لِحَٰ  ٦اِلََّّ الَّذِيْنَ اَٰمَنُ وْا وَعَمِلُوا الص َٰ

 

 

 

 

117Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, h. 229. 

118Maskur, Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo (Telaah Atas Relasi Humanisasi, Liberasi, dan 

Transendensi), Tesis, Bidang Studi Pemikiran Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, 2012. 
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Terjemahnya: 

(5) Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (6). 
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi 
mereka pahala yang tiada putus-putusnya.119 

Ayat di atas sangatlah jelas menegaskan bahwa, jikalau manusia lebih 

menekankan pada persoalan materialistik (kebutuhan fisik) maka ia akan berada pada 

lembah jurang kehinaan. Sehingga salah satu jalan agar manusia keluar dari lembah 

kehinaan tersebut ialah penguatan iman dan diaktualkan ke dalam bentuk amal saleh. 

Jelaslah bahwa konstruksi paradigma Islam adalah agama kemananusiaan, tidak 

seperti Barat dalam memandang manusia yang kering akan nilai-nilai spritualitas. 

Menurut Ali Syari’ati, dalam khazanah filsafat Barat, dikenal adanya filsafat 

humanisme yang menyatakan oposisi terhadap filsafat-filsafat keagamaan yang 

didasari oleh kepercayaan yang serba ghaib dan supranatural serta bertujuan untuk 

memulihkan martabat manusia. Ali Syari’ati menambahkan, filsafat humanisme Barat 

berpandangan bahwa tidak ada dewa-dewa, tidak ada hubungan antara manusia 

dengan surga serta menitikberatkan kepada alam antroposentris atau untuk 

menjadikan manusia sebagai batu ujian kebenaran dan kepalsuan serta memakai 

manusia sebagai kriteria keindahan dan untuk memberikan nilai keindahan pada 

bagian kehidupan yang meningkatkan kekuatan dan kesenangan manusia. Dengan 

kata lain, manusia menjadi pusat kebenaran etika, kebijaksanaan, dan pengetahuan. 

Manusia adalah pencipta, pelaksana, dan konsumen produk-produk manusia sendiri. 

Menurut Ali Syari’ati, humanisme adalah ungkapan dari sekumpulan nilai 

ilahiah yang terdapat dalam diri manusia yang merupakan petunjuk agama dan moral 

manusia yang tidak berhasil dibuktikan adanya oleh ideologi-ideologi modern akibat 

 

119Qur’a>n Kemenag, (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’a>n (LPMQ), 2002). 
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pengingkaran mereka terhadap agama.120 Dalam pandangan Erich Fromm, manusia 

saat ini memasuki revolusi industri tahap dua yang bukan hanya mengganti energi 

hidup dengan mesin-mesin, tetapi pikiran manusia pun diganti oleh mesin-mesin. 

Dengan pikiran yang dimiliki, manusia menciptakan mesin-mesin untuk mengganti 

pikirannya sendiri. Ketika mesin-mesin sudah menguasai pikiran manusia, secara 

tidak sadar manusia saat ini telah berhenti menjadi manusia, beralih menjadi robot-

robot yang tidak berpikir atau pikirannya dikendalikan dan tidak berperasaan.121 Jika 

begitu, maka teknologi yang seharusnya menjadi alat kemanusiaan untuk 

melepaskan diri dari perbudakan kerja, justru berubah menjadi suatu mekanisme yang 

memperbudak manusia sendiri.122 Ketakutan dikemudian hari melihat realitas yang 

terjadi saat ini bahwa posisi manusia dan kerja-kerja kemanusiaan akan digeser dan 

tergantikan oleh alat-alat teknologi yang tidak memiliki emosi. Benar bahwa manusia 

menghendaki adanya perubahan, tapi tidak benar mengehendaki kemajuan dengan 

cara membunuh kemanusiaan. 

Lebih jauh lagi kita melihat realitas saat ini bahwa sisi kemanusiaan hanya 

diakui pada tingkat strata sosial tinggi atau kelas-kelas tertentu dalam masyarakat. 

Terminologi yang digunakan untuk mengkategorikan kelas-kelas sosial, perhatian 

antara status tinggi (upper/hight status), menengah (middle), dan rendah (lower) atau 

kelas pekerja. Ahli sosiologi sering membedakan antara kelas pekerja rendah (lower-

working class) dan kelas pekerja tinggi (upper–working class) dan kelas rendah-

 

120Ali Syari’ati, Humanisme, Antara Islam dan Mazhab Barat, (Bandung: Pustaka Indah, 

1996), h. 119. 

121Erich Fromm, Revolusi Harapan: Menuju Masyarakat Teknologi yang Manusiawi, terj. 

Kamdani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 27-29. 

122 Puji Astuti, Nilai-Nilai Profetik dan Implikasinya bagi Pengembangan Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam, h. 31. 
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menengah (lower-middle class) dan kelas atas menengah (upper-middle class). 

Hubungan antar latar belakang pendidikan dimiliki masyarakat dan ketidaksamaan 

struktural sosial (social structured inequality) tidak dapat menghilangkan 

ketidaksamaan struktur sosial-ekonomi pada suatu kelompok masyarakat.123  

 Prinsip humanisme di sini didasarkan atas konsep fitrah dalam Islam yang 

memandang manusia sebagai makhluk yang mulia dan memiliki peran penting, baik 

itu perannya sebagai individu, komunitas/kelompok sosial serta Islam tidak 

memandang status dan strata sosial manusia. Dihadapan Allah swt. Semua manusia 

itu setara, yang membedakannya adalah ketakwaan, sebagaimana Allah swt. 

Berfirman di dalam QS al-Hujura>t/49: 13, berbunyi; 

اي  ۡ ل قْنۡ ۡانِاَۡالناَسُۡۡا يُّه  نْۡۡكُمْۡخ  ع لْنۡ ۡىوَانُْثۡ ۡۡذ ك رۡ ۡم ِ ج  فوُْاۡلۡ ىۡ وَق ب اۡ ۡشُعوُْباًۡكُمْۡو  كُمْۡۡانَِۡۡۡۡۚلِت ع ار  م  ۡا كْر 

بِيْرۡ ۡع لِيْمۡ ۡاٰللّ ۡۡانَِۡۡۗىكُمْۡا تقْۡ ۡاٰللِّۡۡعِنْد ۡ ١٣ۡۡخ 

Terjemahannya: 

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 takwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.124 

Ayat di atas memulai seruan terhadap seluruh umat manusia. Dalam 

pengertian bahwa, ayat tersebut tidak hanya diperuntukan untuk umat Islam saja, 

tetapi untuk seluruh umat manusia. Humanisasi dalam pengertian pendidikan profetik 

menghendaki adanya sebuah sistem sosial yang dibangun berdasarkan pada prinsip 

egalitarianisme, yaitu memandang manusia itu sama tanpa ada perbedaan kelas 

 

123Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan, (Cet. 5; Jakarta: 

PT RajaGrafindo, 2016), h. 189-190. 

124Qur’a>n Kemenag, (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’a>n (LPMQ), 2002). 
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maupun strata sosial tertentu. Semua manusia berangkat dengan fitrah yang sama dan 

fasilitas, sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam QS an-Nahl/16: 78, berbunyi: 

اٰللُّۡ كُمْۡۡۡو  ج  نْۡ ۡۡا خْر  ۡۡۡتِكُمْۡامَُهۡ ۡۡبطُُوْنِۡۡۡم ِ ش يْـ ۡۡۡت عْل مُوْنۡ ۡۡلّ 
ع لۡ ۡۡاۡ  الّْ فْـ ۡۡۡالسَمْعۡ ۡۡل كُمُۡۡۡوَج  و  ار  الّْ بْص  ۡۡ د ة ۡو 

٧٨ۡۡت شْكُرُوْنۡ ۡل ع لكَُمْۡ
Terjemahannya: 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan dia memberimu pendenganaran, penglihatan, dan 
hati nurani, agar kamu bersyukur.125 

Ayat di atas menegaskan bahwa, setiap manusia lahir dimuka bumi ini, setara 

kemampuan dan potensi yang diberikan oleh Allah swt. Mereka yang memanfaatkan 

potensi (pendengaran, penglihatan, dan hati nurani) yang diberikan oleh Allah swt. 

mereka itulah orang-orang yang bersyukur. Dengan kata lain, wujud kesyukuran 

seorang hamba diukur sejauhmana ia memanfaatkan dan memaksimalkan segala 

potensi yang telah diberikan oleh Allah swt.  

b. Liberasi 

Liberasi menurut Kuntowijoyo adalah bahasa ilmu dari makna nahi 

munkar. 126  Jika dalam bahasa agama nahi munkar artinya mencegah dari segala 

macam tindakan kejahatan yang merusak, maka dalam bahasa ilmu, nahi munkar 

artinya pembebasan dari kebodohan, kemiskinan dan penindasan.
 
Secara etimologi 

liberasi berasal dari bahasa latin “liberare” yang artinya memerdekakan. Secara 

terminologi liberasi dapat diartikan dengan “pembebasan”, Semuanya dengan 

konotasi yang memiliki signifikansi sosial. 127  Tujuan liberasi dalam pandangan 

 

125Qur’a>n Kemenag, (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’a>n (LPMQ), 2002). 

126Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika, h. 98. 

127 Puji Astuti, Nilai-nilai Profetik dan Implikasinya bagi Pengembangan Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam, h. 36. 
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Kuntowijoyo adalah pembebasan manusia dari kekejaman, penindasan, kemiskinan 

struktural, sistem pengetahuan materealistis, kesadaran kelas, dominasi struktur 

sosial dan politik yang menindas dari otoritarianisme, diktator, dan neofeodalisme.128  

Liberasi menjadi pemaknaan kreatif dari nahi’munkar. Liberasi dalam Ilmu 

Sosial Profetik sesuai dengan prinsip sosialisme (Marxisme, Komunisme, teori 

ketergantungan, teologi pembebasan). 129  Hanya saja Ilmu Sosial Profetik tidak 

hendak menjadikan semangat liberasi sebagai ideologi sebagaimana Komunisme. 

Liberasi Ilmu Sosial Profetik adalah dalam konteks ilmu, yaitu ilmu yang didasari 

nilai-nilai luhur transendental. Jika nilai-nilai liberatif dalam teologi pembebasan 

dipahami dalam konteks ajaran teologis, maka nilai liberatif dalam Ilmu Sosial 

Profetik dipahami dan didudukkan dalam konteks ilmu sosial yang memiliki tanggung 

jawab profetik untuk membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan 

kelimpahan, dominasi struktur yang menindas dan hegemoni kesadaran palsu. Lebih 

jauh dari itu, jika marxisme dengan semangat liberatifnya justru menolak agama yang 

dipandang konservatif, Ilmu Sosial Profetik justru mencari sandaran semangat 

liberatifnya pada nilai-nilai profetik transendental dari agama yang telah 

ditransformasikan menjadi ilmu yang obyektif- faktual.130 

Liberasi dalam perspektif Kuntowijoyo mensyaratkan ada empat sasaran 

utama, yaitu sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik131 

 

128Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik dalam 

Bingkai Strukturalisme Transendental, h. 370-371. 

129Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, h. 279. 

130 Masayu Mashita Maisarah, Sahlan, Pendidikan Islam dan Transformasi Sosial (Telaah 

Terhadap Pemikiran Kuntowijoyo Tentang Ilmu Sosial Profetik), Jurnal Al-Huda, Vol. 8, 2016, h. 18.   

131Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu, h. 103. 
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yang membelenggu manusia, sehingga manusia tidak mampu mengaktualkan dirinya 

sebagai makhluk yang merdeka dan bebas sebagaimana fitrahnya sebagai manusia. 

Liberasi dalam sistem pengetahuan bertujuan untuk membebaskan manusia 

dari sistem pengetahuan materialis atau fanatisme buta, serta klaim kebenaran yang 

tidak disertai dengan analisis rasional, sehingga ilmu pengetahuan ditampilkan 

terkesan dogmatis dan doktriner. Maka dari itu, yang paling berperan dalam gerakan 

liberasi pengetahuan adalah para civitas akademik dan praktisi pendidikan, karena 

merekalah yang paling tepat dalam membangun paradigma keilmuan yang objektif, 

terbuka, dan universal. Liberasi dalam sistem sosial budaya bertujuan untuk 

mentransformasi sosial membangun egalitarianisme sosial, bersatu dalam keragaman, 

toleransi, dan saling menghargai antara satu dengan lainnya, merupakan rangkaian 

agenda liberasi. Liberasi dalam sistem ekonomi dimaksudkan untuk menciptakan 

suatu sistem ekonomi yang berkeadilan, bebas korupsi, dan memihak pada 

kepentingan kapital masyarakat banyak. Sedangkan liberasi dalam politik bertujuan 

untuk membebaskan manusia dari sistem perpolitikan yang tidak adil, penindasan, 

otoritarianisme, diktator, dan neo-feodalisme 132  Liberasi politik juga 

memperjuangkan demokrasi, HAM, dan masyarakat madani yang merupakan tujuan 

dari cita-cita Islam.133 Ini juga berarti bahwa mustahil akan diwujudkan satu tatanan 

masyarakat yang berkeadilan tanpa disertai dengan upaya pembebasan golongan 

 

132Maskur, Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo (Telaah Atas Relasi Humanisasi, Liberasi, dan 

Transendensi), h. 112-113. 

133Maskur, Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo (Telaah Atas Relasi Humanisasi, Liberasi, dan 

Transendensi), h. 112-113. 
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marjinal yang tertindas dan lemah dari penderitaan, dan memberikan mereka 

kesempatan yang sama dengan golongan lain untuk memimpin.134 

c. Transendensi  

Kata transendensi berasal dari bahasa Latin yatitu “transcendere” yang artinya 

“naik ke atas”. Dalam bahasa Inggris to transcend yang artinya menembus, melewati, 

dan melampaui. Secara istilah, transendensi berarti perjalanan di atas atau di luar, 

yang dimaksud oleh Kuntowijoyo adalah transendensi dalam istilah teologis, 

misalnya, bermakna ketuhanan atau makhluk-makhluk gaib.135 Tujuan transendensi 

adalah untuk menambahkan dimensi transendental dalam kebudayaan, membersihkan 

diri dari arus hedonisme, materialisme, dan budaya yang dekaden. Dimensi 

transcendental adalah bagian sah dari fitrah. Kemanusiaan sebagai bentuk 

persentuhan dengan kebesaran Tuhan.136 

Konsep transendensi merupakan sebuah kritikan tajam Kuntowijoyo terhadap 

ilmu sosial Barat, yaitu dengan menolak otoritas agama dalam memahami pemikiran 

filsafat, ilmu sosial dan humaniora, yang cerderung sekuler dan materialisme. Seperti 

misalnya, Hegelianisme dan Marxisme, Eksistensialisme dan Sosiologisme Emile 

Durkheim, Sigmund Freud (Psikoanalisis) agama adalah ilusi, B.F Skinner 

(Behaviorisme) yang menyatakan tidak memberi tempat kepada Tuhan, Erik H. 

 

134Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology. Terj. Agung Prihantoro, Islam dan 

Teologi Pembebasan, (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 33. 

135Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika, h. 98. 

136 Puji Astuti, Nilai-Nilai Profetik dan Implikasinya Bagi Pengembangan Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam, h. 42. 
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Erikson dari Neo-Freudianisme dan Abraham H. Maslow dari Psikologi Humanistis, 

dan aliran pemikir Barat lainnya.137  

Jika banyak yang meramalkan bahwa abad ke-21 adalah peradaban 

postmodernisme, maka salah satu ciri dari postmodernisme adalah semakin 

menguatnya spiritualisme, yang salah satu tandanya adalah dedifferentiation, yaitu 

agama akan menyatu kembali dengan dunia.138 

Bagi umat Islam, dedifferentiation ini bukanlah hal yang baru, mengingat 

dalam Islam sendiri tidak meletakkan urusan akhirat dan urusan dunia terpisah 

sendiri-sendiri. Bagi orang Islam, urusan dunia eksistensi selama hidup di dunia akan 

mempengaruhi kehidupan akhirat kelak. Amal di dunia bukan hal yang sia-sia yang 

tidak akan pernah diperhitungkan, tetapi akan memperoleh balasan dikehidupan 

akhirat.139  

Menurut Fromm, siapa yang tidak menerima Tuhan sebagai otoritas, akan 

mengikuti: Pertama, relativisme penuh, karena nilai dan norma sepenuhnya adalah 

urusan pribadi. Kedua, nilai bergantung  kepada  masyarakat,  sehingga  nilai  dari  

golongan yang dominan akan menguasai. Ketiga, nilai bergantung kepada kondisi 

biologis, sehingga Darwinisme sosial, egoisme, kompetisi, dan agresivitas adalah 

nilai-nilai kebajikan. Apa yang diprasangkakan oleh sekularisme sebagai “Tuhan” 

(God is Dead) Spritualisme, Mistisme, Taoisme, Zen Buddhisme, (Children of God) 

 

137Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, h. 372. 

138Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika, h. 105. 

139 Puji Astuti, Nilai-nilai Profetik dan Implikasinya bagi Pengembangan Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam, h. 43. 



80 

 

 

jauh dari otoritas Tuhan Yang Maha Hakim dan karenanya tidak akan efektif sebagai 

gerakan ketuhanan.140 

Menurut Kuntowijoyo, dalam memaknai transendensi hal yang diperlukan saat 

ini adalah integralisasi dan objektifikasi bukan sekularisasi. Sekularisasi berusaha 

memisahkan secara total atas keterlibatan agama terhadap ilmu dan realitas. Kaum 

sekular hanya memandang agama sebagai sebuah ajaran dengan kehampaan kosong, 

tidak berwujud dan tidak bernilai. Barat memandang bahwa nilai atau ilmu tersendiri 

akan diakui apabila ia terukur dan bernilai materi. Sungguh, ini menggambarkan corak 

pandangan yang materialis.  

1) Ilmu Integralistik 

Ada perbedaan paradigmatik antara ilmu-ilmu sekular dan ilmu-ilmu 

integralistik. Perbedaan paradigma ini, sesuai dengan pengertian paradigma 

sebagaimana yang dimaksud oleh Thomas Kuhn dalam The Structure of Scientific 

Revolutions, dimana ilmu-ilmu sekular sebagai normal sciences dan ilmu-ilmu 

integralistik yang akan dirintis sebagai suatu revolusi.141 

Kaum sekular memandang ilmu, berangkat dengan kerangka filsafat, 

antroposentrisme, diferensiasi, ilmu sekular. 

Gambar 1. 

Alur Pertumbuhan Ilmu-ilmu Sekular 

            Filsafat          Antroposentrisme          Diferensiasi          Ilmu Sekular 

 

140Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika, h. 107. 

141Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu, h. 49. 
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(Kuntowijoyo: Islam Sebagai Ilmu) 

Keterangan: 

• Filsafat. Tempat berangkatnya ilmu-ilmu sekular adalah modernisme dalam 

filsafat. Filsafat rasionalisme muncul pada abad ke-15/16 yang menolak 

teosentrisme abad pertengahan. Rasio (pikiran) manusia diagungkan sedangkan 

Tuhan dinistakan. Filsafat rasionalisme menjadikan akal sebagai sumber kebenaran 

yang pasti, bukan pada wahyu Tuhan. Tuhan hanya diakui keberadaannya, akan 

tetapi Tuhan lumpuh, tidak berkuasa, tidak membuat hukum-hukum. 

• Antroposentrisme. Dalam Rasionalisme, manusia menempati kedudukan yang 

tinggi. Manusia menjadi pusat kebenaran etika, kebijaksanaan dan pengetahuan. 

Manusia adalah pencipta, pelaksana, dan konsumen produk-produk manusia itu 

sendiri. Manusia menjadi subjek sekaligus objek itu sendiri. Dalam pengertian 

bahwa, antroposentrisme adalah memusatkan segala sesuatu pada manusia. 

Sehingga benar dan salah, buruk dan baik itu semua merupakan otoritas dan 

kehendak manusia, agama tidak boleh terlibat dalam persoalan itu. 

• Diferensiasi. Ketika manusia manganggap bahwa dirinya adalah pusat kebenaran 

maka pada saat itulah terjadi diferensiasi (pemisahan). Etika, kebijaksanaan, dan 

pengetahuan tidak lagi berdasarkan pada wahyu Tuhan. Karena itu kegiatan 

ekonomi, politik, hukum, Pendidikan, dan ilmu lainnya harus dipisahkan dari 

otoritas agama. Kebenaran ilmu terletak pada ilmu itu sendiri (tidak diluarnya: 

Kitab Suci), yaitu korespondensi (kecocokan ilmu dengan objek), dan koherensi 

(keterpaduan) di dalam ilmu, antara bagian-bagian keilmuan dengan seluruh 

banguan ilmu. Ilmu harus objektif, tidak ada campur tangan etika, moral, serta 

kepentingan yang lain. 
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• Ilmu Sekular. Mengaku dirinya obeyektif, bebas dari kepentingan lainnya (value 

free). Tetapi, ternyata bahwa ilmu telah melampaui dirinya sendiri. Ilmu yang 

semula adalah ciptaan manusia, kini menjadi pengauasa atas manusia, inilah yang 

disebut dengan the power of knowledge.142 

Ketakukan terbesar oleh Kuntowijoyo adalah ketika sekularisme menjadi 

sebuah agama baru, sehingga sekularisme menjelma menjadi eskatologi manusia 

modern. Pragmatisme menjadi kepribadian manusia modern, yang menganggap bahwa 

yang benar ialah what works. Karena pragmatisme tergolong empirisme, sehingga, 

filsafat ilmunya cenderung menekankan pada praktik, bukan teori. 

Telah kita lihat di zaman modern ini, manusia ibarat robot yang dijalankan 

oleh sistem kekuasaan yang hendak mementingkan hasrat akan dominasi kekuasaan, 

ekonomi, politik, harkat, martabat, kemerdekaan, bahkan nilai sebagai manusia telah 

direnggut oleh modernisme, karena tuntutan hidup dan kekangan sosial sehingga 

manusia modern telah kehilangan jati diri sebagai manusia.  

Bantahan Kuntowijoyo terhadap dominasi Barat, bukanlah sesuatu yang tidak 

berdasar. Melihat faktor sejarah manusia, bahwa perlu adanya sebuah paradigma baru 

dalam menyelesaikan problem manusia modern. Sebuah paradigma integralistik yang 

tidak memandang dengan kacamata kuda, yang hanya melihat pada satu otoritas 

kebenaran. Tetapi paradigma yang mampu melihat dari berbagai sisi kehidupan, 

menerima kemajuan dengan mengedepankan nilai-nilai spiritual, budaya, dan agama.  

Berangkat dari keresahan tersebut, Kuntowojoyo membangun sebuah 

 

142Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu, h. 51-52. 

paradigma ilmu integralistik. 
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Alur Pertumbuhan Ilmu-ilmu Integralistik 

      Agama         Teoantroposentrisme         Dediiferensiasi        Ilmu Integralistik 

(Kuntowijoyo: Islam Sebagai Ilmu) 

Keterangan: 

• Agama. Sebagai sebuah ajaran yang tidak hanya mengorientasikan kehidupan 

antara Tuhan dengan manusia, tetapi juga mengatur tentang manusia dengan 

manusia, manusia dengan lingkungan sekitar, serta alam semesta (fisik, sosial, 

budaya). Dalam Islam, al-Qura>n merupakan sebuah Kitab yang menjadi pedoman 

hidup serta petunjuk bagi manusia, bukan hanya sekedar pedoman tentang urusan 

akhirat, tetapi juga menjadi pedoman bagi manusia dalam berbagai hal, seperti 

politik, ekonomi, budaya, etika, hukum, astronomi, biologi, fisika, Pendidikan, dan 

segala yag terkadung di dalam al-Qura>n bertujuan mengantarkan manusia kepada 

keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. 

• Teoantroposentrisme. Agama memang mengklaim sebagai sumber kebenaran, 

etika, hukum, ekonomi, kebijaksanaan dan lainnya (QS al-Ba>qarah/02: 02). Agama 

tidak pernah mengklaim bahwa wahyu Tuhan satu-satunya sumber kebenaran, 

sebagaimana kaum rasionalisme yang menganggap akal manusia (rasio) satu-

satunya sumber kebenaran. Hal ini yang selalu disebut dalam al-Qur’a>n, afala> 

yatafakkaru>n, afala> yatabbaru>n, afala> ta’qilun, ulul al-ba>b, dan istilah-istilah 

lainnya dalam al-Qur’a>n yang senantiasa mengajak manusia untuk berpikir, 

menghayati, mentadabburi. Jadi, dalam Islam mengangap bahwa sumber kebenaran 

ada dua: wahyu dan rasio.  
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Apakah kedua sumber kebenaran tersebut memungkinkan berlawanan? Tentu hal 

itu tidak mungkin, karena keteraturan alam semesta dan segala yang terkadung di 

dalamnya itu sesuai dengan kehendak sang pencipta. Sehingga jikalau meyakini 

akan hal itu, maka agama (al-Qur’a >n) tidak dapat diragukan kebenarannya, dengan 

kata lain teoantroposentrisme. 

• Dediferensiasi. Modernime yang menghendaki diferensiasi sudah tidak sesuai lagi 

dengan semangat zaman (zeitgeist). Pada peradaban pascamodern, kiranya perlu 

merumuskan perubahan baru yaitu, dediferensiasi (merujuk kembali). Kalau 

diferensiasi menghendaki pemisahan antara agama dengan sektor-sektor kehidupan 

lain, maka sebaliknya dediferensiasi menghendaki adanya penyatuan kembali 

antara agama dengan sektor-sektor kehidupan lain, termaksud agama dan ilmu. 

Cita-cita Inilah yang dalam Bahasa agama disebut sebagai rahmatan lil a>lamin, 

kehadiran Islam tidak hanya diperuntukan oleh umat muslim tetapi Islam adalah 

agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Konsep dediferensiasi dengan 

menggunakan metode objektifikasi, sehingga Islam bisa diterima dengan baik oleh 

manusia. 

• Ilmu Integralistik. Yaitu suatu paradigma ilmu yang menyatukan (bukan sekedar 

menggabungkan). Agama dan ilmu menjadi satu-kesatuan struktur itu sendiri yang 

berdiri kokoh serta tampil sebagai kesatuan hidup, kesatuan sejarah, dan kesatuan 

peradaban umat manusia.143 

Hal inilah yang menjadi sebuah cita-cita intelektual Kuntowijoyo, dimana 

struktur ilmu integralistik akan diarakan sebagai totalitas penghambaan dan 

pengabdian mansuia kepada Allah swt. Kuntowijoyo memberikan istilah 

 

143Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu, h. 53-56. 
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“Strukturalisme Transendental” 144  sebagai sebuah paradigma baru dalam 

epistemologi Islam. Sehingga Islam tidak lagi hanya dipahami sebagai sebuah ajaran 

tentang akhirat, tapi Islam telah menjadi ilmu itu sendiri, dalam pengertian “Islam 

sebagai Ilmu”.  

2) Objektifikasi Islam 

Setelah merumuskan bangunan ilmu integralistik, dimana agama dan ilmu 

telah menjadi satu-kesatuan, maka kemudian merumuskan bangunan objektifikasi. 

Bangunan objektifikasi berusaha agar bagaimana Islam dapat diterima secara objektif 

oleh non-muslim. Sehingga Islam tidak dipandang sebagai ajaran yang ekslusif 

(tertutup), tetapi inklusif (terbuka), agar Islam menjadi rahmatan lil a>lamin, 

sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS al-Anbiya>/21:107, berbunyi: 

ا ۡ م  ةًۡۡاِلَّۡۡۡكۡ ا رْس لْنۡ ۡو  حْم  لْعۡ ۡۡر  ١٠٧ۡۡل مِيْنۡ ل ِ

Terjemahnya: 

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi seluruh alam.145 

Objektifikasi bermula dari sebuah proses internalisasi nilai tidak dari 

subjektifikasi kondisi objektif. Itulah yang mnejadi perbedaan pokok antara 

objektifikasi dan sekularisasi. Objektifikasi adalah suatu proses penerjemahan nilai-

nilai internal ke dalam kategori-kategori objektif. Secara lebih seksama, Kuntowijoyo 

membuatkan skema, agar lebih mudah dalam menjelaskan kedudukan objektifikasi, di 

tengah-tengah terminologi lain, yaitu Internalisasi, eksternalisasi, subjektifikasi, dan 

gejala objektif. 

 

144Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu, h. 27. 

145Qur’an Kemenag, (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an (LPMQ), 2002). 



86 

 

 

  Internalisasi         Eksternalisasi 

           Objektifikasi 

           Subjektifikasi       Gejala Objektif 

Bila pada penjelasan sebelumnya bahwa objektifikasi itu adalah proses 

penerjemahan nilai-nilai internal pada gejala objektif, maka eksternalisasi sebagai pada 

skema di atas bermakna konkretisasi dari keyakinan yang dihayati secara internal. 

Misalnya, membayar zakat. Zakat merupakan sebuah ibadah wajib bagi setiap muslim, 

sehingga mengeluarkan zakat dengan meyakini bahwa perlunya harta dibersihkan dan 

meyakini bahwa ada hak orang lain dari setiap harta seorang muslim. Maka, eksternalisasi 

adalah ibadah.  

Sedangkan objektifikasi, walaupun menempuh prosedural yang sama dengan 

eksternalisasi, akan tetapi memiliki sisi perbedaan. Objektifikasi memiliki cakupan yang 

lebih luas dalam hal pemaknaan. Eksternalisasi hanya memaknai zakat sebagai sebuah 

kewajiban ibadah hamba kepada Allah swt. Sementara objektifikasi memaknai zakat 

tidak hanya pada kewajiban ibadah tetapi juga tanggung jawab dan kesadaran 

kemanusiaan. sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al-Ma>’idah/05:32, berbunyi: 

اۡ ۡۡب نيِ ْۡۡۡىۡع لۡ ۡۡك ت بْن اۡۡۡۡۛلِكۡ ذۡ ۡۡا جْلِۡۡۡمِنْۡ نْۡۡۡا نَهۡ ۡۡءِيْلۡ اِسْر  ۡۡۡبغِ يْرِۡۡۡن فْسًاۡ ۡۡق ت لۡ ۡۡم  ۡۡالّْ رْضِۡۡۡفىِۡۡۡف س ادۡ ۡۡا وْۡۡۡن فْس 

اۡ مِيْعاًۗۡۡۡالناَسۡ ۡۡق ت لۡ ۡۡف ك ا نَم  نْۡۡۡج  م  ا ۡۡۡا حْي اه اۡۡۡو  مِيْعاًۡۡۡالناَسۡ ۡۡا حْي اۡۡۡف ك ا نَم   ۡۗۡج 

Terjemahnya: 

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa 
membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan 
karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua 
manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan 
dia telah memelihara kehidupan semua manusia.146 

 

146Qur’a>n Kemenag, (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’a>n (LPMQ), 2002). 
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Tujuan dari objektifikasi yaitu menghidarkan dari sekularisasi dan dominasi. 

Sebagaimana yang terlah dijelaskan sebelumnya bahwa objektifikasi sangat bertentangan 

dengan sekularisasi. Sedangkan dominasi merupakan psikologi mayoritas-minoritas, 

sehingga dengan objektifikasi pandangan tentang dominasi tidak lagi dikedepankan. 

Dalam Islam ada ketentuan bahwa orang harus menetapkan hukum berdasar 

hukum Islam. Karena al-Qur’a>n merupakan sumber hukum, sehingga jikalau tidak 

dilaksanakan, maka al-Qur’a>n akan menyebutnya sebagai tindakan ka>firun, zha>limu>n, dan 

fa>siqu>n (QS al-Ma>’idah/05: 44-46). Itulah yang menjadi dasar kenapa banyak negara 

mayoritas muslim ingin mendirikan negara Islam dan ingin menegakkan syari’at Islam. 

Objektifikasi Islam juga menganggap al-Qur’a>n sebagai sumber hukum, perbedaannya 

hanya terletak pada prosedur, tidak dalam hakikat. Objektifikasi Islam terlebih dahulu 

menjadikan al-Qur’a>n sebagai hukum positif, sehingga dalam proses pembahasan dan 

penerapannya dapat diterima secara umum.147 

C. Karakteristik Masyarakat Madani yang Bercirikan Nilai-nilai Pendidikan Profetik 

Pembahasan mengenai masyarakat madani sangat erat kaitannya dengan 

masyarakat Madinah yang dibentuk oleh nabi Muhammad saw pada masa keemasan 

(the golden age) Islam. Ketika hijrah, tindakan pertama yang dilakukan nabi 

Muhammad saw setelah sampai di kota Yatsrib adalah mengubah nama kota tersebut 

yang sebelumnya bernama Yatsrib menjadi Madinah atau selengkapnya Madinat al-

Nabi, “Kota Nabi”. Nurcholish Madjid berpandangan bahwa dengan mengubah nama 

kota Yatsrib menjadi Madinah itu Nabi memaksudkan sesuatu yang jauh lebih 

 

147Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu, h. 63-64. 
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mendalam. 148  Pada saat hijrah ke Yatsrib itulah nabi Muhammad saw dan para 

sahabatnya mulai membangun peradaban Islam, baik dari segi sistem pemeritahannya, 

politik, hukum, Pendidikan, sosial, ekonomi dan lainnya.  

Secara Bahasa kata “Madinah” itu sendiri memang berarti “Kota”. 

Selanjutnya, dari segi etimologis, Madinah itu sendiri berasal dari akar kata yang sama 

dengan perkataan “madaniyyah” dan “tamaddun”. Yang artinya ialah “peradaban” 

“civilization”. Maka secara harfiah “Madinah” adalah tempat peradaban atau suatu 

lingkungan yang hidup beradab.  

Dalam Bahasa arab padanan istilah “madaniyyah” ialah “hadlarah” suatu akar 

kata dengan perkataan “hadlir”, (Indonesia: “hadir”) yang menunjuk pada pengertian 

asal “pola hidup menatap suatu tempat” (sedentary). Pengertian ini amat erat 

kaitannya dengan istilah “tsaqafah”, suatu padanan dalam Bahasa Arab untuk 

“budaya” (culture), tetapi yang mengisyaratkan pola kehidupan yang menetap di suatu 

tempat tertentu. Sebab peradaban dan kebudayaan dalam arti idealnya, memang dapat 

diwujudkan hanya melalui pola kehidupan sosial yang menetap “sedentary”.149 

Terkait dengan masyarakat madani, dalam mendukung usaha pembentukan 

masyarakat baru di Madinah itu, Nabi segera membuat perjanjian dengan berbagai 

pihak penduduk setempat, termaksud kaum Yahudi. Maka lahirlah shahifat al-

Madinah (Piagam Madinah) yang amat terkenal, oleh sementara ahli disebut juga 

“Konstitusi Madinah”. Dalam Piagam itu, disebutkan hak dan kewajiban yang sama 

untuk masing-masing golongan penduduk Madinah, baik muslim maupun non-

muslim, seperti yang dipahami dari pasal-pasal 24 dan 25: 

 

148 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Cet. 2; Jakarta: Yayasan Wakaf 

Paramadina, 1992), h. 312. 

149Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, h. 312-313. 
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Dan bahwa kaum Yahudi menanggung biaya bersama kaum Beriman selama 
mereka mendapat serangan (dari luar). 

Dan bahwa kaum Yahudi dari Bani Awf (seperti juga kaum Yahudi yang lain) 
suatu umat Bersama kaum Beriman; kaum Yahudi berhak atas agama mereka 
dan kaum Beriman berhak atas agama mereka. 

Prinsip-prinsip itu kemudian ditegaskan lagi dalam pasal 37: 

Dan bahwa atas kaum Yahudi diwajibkan mengeluarkan biaya mereka, 
sebagaimana kaum Beriman diwajibkan mengeluarkan biaya mereka; dan 
antara mereka itu semua (kaum Yahudi dan kaum Beriman) diwajibkan saling 
membantu menghadapi pihak yang menyerang para pendukung Piagam ini, dan 
diantara mereka diwajibkan saling memberi saran dan nasihat serta kemauan 
baik, tanpa niat yang jahat. 

Memang sejarah membuktikan bahwa kaum Yahudi itu akhirnya segolongan 

demi segolongan berkhianat kepada Piagam Madinah sehingga mereka harus 

menerima hukuman setimpal, bahkan kemudian harus meninggalkan Madinah sama 

sekali. Tetapi semangat yang terkandung dalam Piagam Madinah itu tetap hidup dan 

dengan setia dicontohkan oleh para khalifah Nabi ketika mereka menguasai daerah-

daerah bukan Islam diluar Jazirah Arabia. Lebih jauh, karena pentingnya segi tertib 

hukum itu maka Nabi Muhammad saw mengatur dan memimpin masyarakat Madinah 

sebagai suatu negara kota (city state), dengan sistem hukum yang tegas.150 Sehingga 

dapat dipahami bahwa, masyarakat madani merupakan sebuah kelompok masyarakat 

pada saat itu yang berpegang teguh pada sistem yang tegas, berperadaban, toleran, 

kerjasama, berkebudayaan, dan berkeadilan.  

Peradaban Barat muncul pula istilah yang sepadan dengan “masyarakat 

madani” yaitu “civil society”. Jika kita mencoba menggali dari mana konsep civil 

society ini pertama kali lahir dan dapat dilacak akar katanya sejak zaman Yunani kuno. 

Oleh karena itu, gagasan civil society bukanlah wacana baru. Ernest Gellner, seperti 

yang diutarakan oleh Adi Suryadi Culla, menyebutkan bahwa Gellner menelusuri akar 

 

150Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, h. 315-316. 
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gagasan ini ke masa lampau melalui sejarah peradaban Barat (Eropa dan Amerika) dan 

yang menjadi perhatiannya adalah ketika konsep ini dipopulerkan secara serius oleh 

seorang pemikir Skotlandia, Adam Ferguson (1723-1816), dalam sebuah karya 

klasiknya “an Essay of Civil Society” (1767) baru kemudian konsep civil society 

dikembangkan lebih lanjut oleh kalangan pemikir modern seperti John Locke, 

Rousseau, Hegel, Marx dan Tocqueville sehingga upaya menghidupkan kembali di 

Eropa Timur dan Barat di zaman kontemporer.151 

Perkembangan sosial kultural civil society sesungguhnya merupakan sebuah 

dari pergolakan tradisi pemikiran Barat. Civil society yang dalam bahasa Indonesia 

diterjemahkan masyarakat sipil, merupakan sebuah konsep yang tidak memiliki kaitan 

dengan “Pemerintah Militer” seperti yang sering diperbincangkan masyarakat secara 

umum. Konsep ini sebenarnya merupakan lawan dari konsep “Masyarakat Negara” 

(state society) atau masyarakat politik (political society), konsep ini mula-mula 

dimunculkan di Eropa sebagai produk sejarah masyarakat Barat, karena civil society 

tidak lahir dari suasana vakum. Sebaliknya, civil society merupakan produk dari suatu 

masyarakat tertentu yaitu sosial budaya dan politik di Barat.152 

Masyarakat madani memang memiliki kesamaan dengan civil society, namun 

tidak identik.153 Dari segi historis misalnya, masyarakat madani merupakan bentuk 

masyarakat yang berpegang teguh pada perjanjian “Piagam Madinah”, dimana 

 

151Adi Suryadi Culla, Masyarakat Madani Pemikiran Teori dan Relevansinya dengan Cita-

cita Reformasi, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hlm. 30. 

152Bachtiar Effendy, “Masa Depan Civil Society di Indonesia: Memeriksa Akar Sosio Religius” 

dalam Jurnal Refleksi Pemikiran dan Kubudayaan, Tashwirul Afkar, Edisi No. 7 Tahun 2000 – ISSN: 

1410-9166, 2000, Jakarta, hlm. 23.  

153Zainuddin, Mohammad Riza, Paradigma Pendidikan Islam dalam Membangun Masyarakat 

Madani, Journal of Islamic Education (JIE), STAI Muhammadiyah Tulungagung, Vol. III, No. 2, 2018, 

h. 196. 
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kelompok atau kabilah tertentu, dan kelompok keagamaan yang berbeda melebur 

dalam satu kolektifitas masyarakat dalam satu wilayah. Masyarakat madani bukan 

hanya sekedar paradigma politik semata, akan tetapi juga mengatur tentang tatanan 

kehidupan sosial, agama, budaya, Pendidikan, dan ekonomi. Sedangkan civil society 

hanya mengatur kehidupan politik semata. Oleh karena itu, masyarakat madani 

cakupannya lebih luas dari pada civil society.  

Dalam konteks saat ini, memaknai masyarakat madani bukanlah hanya sebatas 

istilah yang bersifat utopis belaka, sebagaimana mitos tentang Ratu Adil (dewi 

keadilan) yang diyakini oleh sebagian masyarakat, dimana suatu saat akan datang 

dewi keadilan yang membebaskan mereka dari keterputusasaan kepada pengharapan, 

dari penindasan kepada kejayaan. Akan tetapi masyarakat madani adalah sebuah cita-

cita masyarakat ideal yang jelas sumber pedoman, historis, rasional, dan empiris.  

Cita-cita masyarakat madani yang pernah dibangun oleh nabi Muhammad saw. 

Pada saat itu, dimana babak baru peradaban manusia hadir melalui Islam. Nabi 

Muhammad saw. Sebagai aktor perubahan telah mampu menggulung tikar-tikar 

kedzaliman, penindasan, perbudakaan, kelas-kelas sosial, determinisme ekonomi, 

politik kesukuan, ras, warna kulit, dan selaga macam bentuk kemungkaran lainnya, 

telah merubah sebuah tatanan dunia yang baru. Dunia dimana manusia kembali 

kepada fitrahnya, yaitu fitrah ketauhidan, kemerdekaan, kebebasan, egalitarianisme, 

toleransi, harkat dan martabat kemanuisaan.  

Kuntowijoyo memandang bahwa, masyarakat madani merupakan tujuan akhir 

dari sebuah cita-cita mulia ilmu sosial profetik. Dalam mewujudkan masyarakat 

madani, Kuntowijoyo kembali meneguhkan tipologi gerakan intelektual profetik yaitu 

humanisasi, liberasi dan transendensi, sebagai sebuah tipologi gerakan yang menjadi 
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landasan perjuangan umat dalam mewujudkan cita-cita Islam, yaitu masyarakat 

madani. 

Dalam mewujudkan masyarakat madani, Kuntowijoyo berpandangan bahwa 

umat Islam perlu melakukan agenda perubahan. Yaitu perpindahan dari sebuah 

kondisi keterpurukan menuju kondisi ideal atau cita-cita profetik itu sendiri. Hal yang 

menarik dalam perspektik Kuntowjoyo dalam melihat kesenjangan sosial ada dua hal 

yaitu, “kesenjangan struktural” dan “kesenjangan kultural”. Kuntowijoyo 

berpandangan bahwa konsep sedekah, infaq, dan zakat, hanya mampu menyelesaikan 

kesenjangan struktural, tapi tidak mampu menyelesaikan kesejangan struktural. 

Sehingga Kuntowijoyo merumuskan setidaknya ada dua agenda perubahan yang harus 

dilakukan oleh umat. Pertama, perubahan sosial. Kedua, perubahan kultural.\ 

1. Perubahan Sosial 

Dalam agenda perubahan sosial, ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

yaitu, umat yang satu, umat yang maju, umat yang dermawan, umat yang sederajat, 

umat yang beragam. 

a. Persatuan Umat 

Perintah untuk berpegang teguh pada ajaran agama adalah suatu kewajiban 

yang harus dijalankan oleh umat Islam. Islam sebagai agama yang satu-kesatuan utuh, 

bulat, kokoh, dan berjalan diatas kebenaran Tuhan. Dalam mewujudkan agenda 

perubahan sosial, Kuntowijoyo berpandangan bahwa, untuk saling tolong menolong 

dalam kebaikan konsep ummah tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang abstrak, 

tetapi juga harus dipahami sebagai sesuatu yang konkret (jamaah).154 

 

154Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, h. 52. 
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 Menurut Kuntowioyo, bahwa musuh “agama” dimasa modern adalah 

pembagian manusia berdasarkan kelas-kelas sosial. Efeknya adalah kesenjangan 

dimana-mana, penindasan dan pemerasan sudah menjadi hal yang biasa. Realitas yang 

seperti ini, tidak jauh beda dengan apa yang terjadi dimasa nabi dan rasul, yang 

membedakan hanya metode, zaman, dan pelaku. Di masa modern, memang 

mengendaki untuk kemajuan, tetapi kemajuan manusia modern pula yang 

memperlebar status dan derajat kemanusiaan. untuk itu perjuangan umat tidak boleh 

hanya sebatas seruan belaka, harus diwujudkan dalam bentuk Tindakan nyata 

sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Amar ma’ru >f nahi munkar hanya 

dipahami sebagai sebuah gerakan moral, dalam ungkapan Kuntowijoyo sebagai etika 

idealistik.155 

Gerakan jamaah umat sebagai suatu kesatuan yang utuh harus melibatkan 

segala unsur perubahan tidak hanya gerakan moral dan akhlak personal. Dalam 

melihat gerakan moral, Kuntowijoyo melihat umat lebih tergerak disentuh kepada 

rana private (collegtive sentiment). 156  Sehingga egosentrisme umat harus dilihat 

sebagai sesuatu yang kosmopolitan. Sebagai contoh kasus yang dianalisa oleh penulis, 

Ketika melihat melalui media massa, aksi 212 di Jakarta pada Tahun 2016 tekait kasus 

penistaan agama QS al-Ma>idah/05: 51. Umat berbondong-bondong turun kejalan 

turun ke Monas untuk melakukan demonstrasi besar-besaran, sebagai jawaban luapan 

emosi terhadap pelaku penista agama. 

 Sebagai sebuah gerakan agama memang harus diakui, karena mampu 

mengumpulkan jumlah massa sekitar 7 juta orang (walaupun jumlah tersebut msih 

 

155Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, h. 138. 

156Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, h. 363. 
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diperdebatkan). Akan tetapi ketika persoalan menyangkut HAM, korupsi, agrarian, 

hukum, Pendidikan, dan persoalan sosial lainnya yang lebih konkret, hanya segelintir 

umat yang terlibat terhadap persoalan itu. Hampir setiap persoalan sosial umat absen, 

ormas Islam diam membisu. Hal inilah, yang dilihat oleh Kuntowijoyo, bahwa konsep 

Islam tentang umat bukan hanya sebagai sebuah kesatuan umat sebagai saudara 

sesame muslim, tetapi konsep persaudaraan muslim harus juga dipahami sebagai 

sepenanggungan dan sependeritaan. Bukankah nabi bersabda, bahwa umat Islam itu 

ibaratkan satu tubuh, yang jikalau sakit salah satu bagian tubuh, maka yang lainnya 

ikut merasakan.  

b. Kemajuan Umat 

Dalam konsep ini, Kuntowijoyo menyampaikan secara kesar bahwa, 

memaknai tentang kemajuan, berkembang atau berjaya, harus mempunyai 

konsekuensi sosial. Dalam pengertian bahwa, segala bentuk kejahiliyaan sosial harus 

dihapuskan. Institusi lama seperti feodalisme, chauvinisme, nepotisme, 

otoritarianisme, dan segala bentuk kejahiliyaan lainnya harus menjadi musuh umum 

nomor satu (public enemy number one).157 

Sebagai seorang sejarahwan, Kuntowijoyo mengkaji sejarah panjang Indonesia 

yang masih melihat sisa-sisa kolonialisme dan Imprealisme mengakar kuat ditubuh 

bangsa Indonesia. Dominasi dan hegemoni Barat belum mampu dibendung oleh 

masyarakat Indonesia.  

c. Pemberdayaan Umat 

Salah satu cita-cita Islam dalam perspektif Kuntowijoyo adalah Islam menjadi 

sebuah etika pembangunan ekonomi baru dimasa yang akan datang, sebagaimana max 

 

157Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, h. 138. 
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weber dalam bukunya “the protestant ethic, and the spirit of capitalism” tentang etika 

protestan dengan konsep inner wordly asscetisim. Max Weber mengemukakan bahwa 

Etika Protestan telah menjadi dasar dari kapitalisme,158 bukan tidak mungkin kalau 

Islam akan menjadi dasar dari sosialisme, sebagaimana konsep Sosialisme Islam 

H.O.S. Tjokroaminoto. Kuntowijoyo meyakini bahwa Islam memiliki konsep tentang 

etika pembangunan ekonomi yang sangat komprehensif, tidak kaku dan monoton. 

Islam memiliki paham tentang ekonomi kesetaraan, saling menguntungkan, dan tidak 

bersifat melemahkan. Secara historis, konsep ekonomi Islam berangkat dengan spirit 

ketuhanan (the islamic ethic and the spirit of god), tidak seperti Barat berangkat 

dengan spirit dominasi, kekuasaan, dan politik.  

d. Keberagaman Umat. 

Agama Islam sesungguhnya telah selesai dengan kesetaraan (egalitarianisme), 

sejak nabi Muhammad saw. Bahwa antara Arab dan non-Arab itu sama derajatnya. 

Satu-satunya yang menjadi perbedaan dalam konsep ajaran Islam ialah ketakwaan. 

Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam QS al-Hu>jura>t/49: 13, berbunyi: 

اي  ۡ ل قْنۡ ۡاِناَۡۡالناَسُۡۡا يُّه  نْۡۡۡكُمْۡخ  ع لْنۡ ۡىۡوَانُْثۡ ۡذ ك رۡ ۡم ِ ج  فوُْاۡلۡ ىۡ وَق ب اۡ ۡۡشُعوُْباًۡكُمْۡو  كُمْۡۡانَِۡۡۡۡۚلِت ع ار  م  ۡعِنْد ۡۡا كْر 

بيِْرۡ ۡع لِيْمۡ ۡاٰللّ ۡۡانَِۡۡۗۡىكُمْۡا تقْۡ ۡاٰللِّۡ ١٣ۡۡۡخ 

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di 
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah 
Maha Mengetahui, Mahateliti.159 

 

158Max Weber, Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 

h. 20. 

159Qur’an Kemenag, (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an (LPMQ), 2002). 
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Dalam ayat di atas, menegaskan bahwa semua manusia di mata Tuhan itu 

sama, yang membedakan ialah ketakwaan. Sehingga segala bentuk arogansi, 

pembedaan rasial, status kelas, warna kulit, budaya, bukanlah yang menjadi ukuran 

kemuliaan manusia.  

e. Pruralisme Umat. 

Keragaman adalah firtah bagi kehidupan. Keragaman itu hadir agar manusia 

saling memahami karakter, kebudayaan, dan saling melengkapi satu sama lain. Di 

Indonesia khususnya, sebagai sebuah bangsa yang heterogen sikap pruralisme harus 

dikedepankan atau dalam Bahasa agama disebut “sikap tasamuh”. Kuntowijoyo 

memberikan contoh sikap tasamuh masyarakat Madinah yang menerima semua 

golongan dari berbagai suku dan golongan.160 

2. Perubahan Kultural 

Dalam agenda perubahan kultural, Kuntowijoyo lebih menekankan pada 

peningkatan SDM umat Islam, yang mengarah pada terwujudnya kepribadian muslim 

yang inklusif, professional, akademis, serta berdaya saing. Oleh karena itu, dalam 

agenda perubahan kultural, Kuntowijoyo merumuskan beberapa langkah yang harus 

dicapai. Pertama, etos kerja. Kedua, budaya. Ketiga, ilmu. Keempat, 

komopolitanisme. 

a. Etos kerja. 

Sebagai sebuah contok konkret “Etos Kerja”, nabi Muhammad saw. Tidak 

hanya sebagai pendakwah dan pemimpin umat, beliau juga berprofesi sebagai 

pengembala domba dan pedagang. Begitupun sahabat-sahabat nabi yang lain, seperti 

 

160Lihat Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, h. 53. 
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Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf’ dan sahabat lainnya. Umat Islam harus kuat 

secara ekonomi, sebagaimana dalam ajaran Islam tangan di atas lebih baik dari tangan 

di bawah.  

Mengenai etos kerja, Kuntowijoyo berusaha keluar dari perspektif lama, yaitu 

pandangan tentang “kerukunan” dan “toleransi” ke terminologi baru yaitu “kerja 

sama” dan “kooperasi”. Dengan kata lain, istilah “kerukunan ke kerja sama” dan 

“toleransi ke kooperasi”. 

Kuntowijoyo berpandangan bahwa pada abad ke-21 perlu ada istilah baru 

untuk kerukunan hubungan antar umat beragama. Kerukunan dan toleransi cenderung 

menimbulkan sikap apologetis, masing-masing agama ingin menunjukan bahwa 

dirinya yang paling rukun dan toleran. Sedangkan kerja sama dan koorporasi lebih 

menunjukan sikap terbuka dan terlibat dalam hubungan antar warga negara, kecuali 

persoalan ibadah yang bersifat akidah dan syari’at, tidak boleh dicampur adukan. 

Tetapi dalam persoalan muamalah, Islam harus terlibat terhadap seluruh elemen 

bangsa apapun suku, agama, dan budayanya. 

b. Budaya Agama 

 Pada umumnya gambaran tentang kebudayaan adalah kesenian. Kuntowijoyo 

mengutip Ernest Caisser dalam an Essay on Man (New York:1965) mengatakan 

bahwa kebudayaan adalah agama, filsafat, seni, ilmu, sejarah, mitos, dan Bahasa. 

Tidak hanya itu, kebudayaan Islam harus juga ditampilkan dalam gaya hidup 

(lifestyle), fashion, upacara, dan festival.  

Kebudayaan itu meliputi ide dan simbol. Manusia adalah animal simbolicum, 

makhluk yang menciptakan simbol. Sebagai kenyataan sejarah, bahwa agama dan 

kebudayaan dapat saling mempengaruhi sebab keduanya merupakan nilai dan simbol. 
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Agama merupakan simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan, 

sedangkan kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol agar manusia bisa hidup 

dan mengenal lingkungannya. 

Perbedaan antara agama dan budaya, Kuntowijoyo memandang agama adalah 

merupakan sesuatu yang final (pasti), sedangkan budaya itu bersifat dinamis. Agama 

sebagai sesuatu yang final dari segi otentisitas ajaran dari Tuhan, tapi bukan berarti 

agama tidak bisa melebur dengan kebudayaan. Simbol dan nilai agama bisa ditarik 

dalam konteks kebudayaan atau bahkan menjadi agama menjadi kebudayaan itu 

sendiri.  

Dalam pandangannya, Kuntowijoyo menjelaskan bahwa ada beberapa 

kemungkinan terjadinya interaksi antara agama dan kebudayaan antara lain: Pertama, 

agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya. Kedua, kebudayaan dapat 

mempengaruhi simbol agama. Ketiga, kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai 

dan simbol agama.161  Beberapa sejarah yang bisa diambil contoh seperti, budaya 

wayang kulit yang dulunya cerita-cerita tentang dewa-dewa, kini diganti dengan 

cerita para nabi dan rasul. Ini bukti bahwa agama mempengaruhi kebudayaan dalam 

pembentukannya.  

c. Ilmu  

Salah satu yang menjadi penyebab keterbelakangan umat Islam ialah tidak 

nyangkutnya teori dengan praktik, atau ilmu dengan kenyataan. Sehingga umat Islam 

sudah gagal menjadikan ilmu sebagai sarana untuk memperbaiki umat. Dalam 

perkembangannya umat Islam hanya menyerahkan pada ilmu-ilmu normatif saja. 

Ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan, sekarang menjadi asing bagi umat Islam. Itu 

 

161Lihat Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, h. 201-202. 
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disebabkan karena ilmu yang dikembangkan adalah cangkokan, tidak berakar pada 

masyarakat. Ilmu itu juga mengalami dikotomi yang sangat jelas antara fakta dan 

nilai, mempunyai bias positivis seperti ilmu alam seolah-olah ilmu sosial itu bebas 

nilai, objektif, dan murni empiris.  

Dibarat pun orang sudah lama ragu akan ilmu sosial yang “bebas nilai”. 

Strukturalisme-fungsionalisme mempunyai bias nilai-nilai masyarakat borjuis yang 

menginginkan ekuilibrium yang dinamis. Munculnya ilmu sosial Marxis dan Critical 

Theory adalah gugatan terhadap kemapanan ilmu sosial yang ada. Menurut Marz, ilmu 

tidak hanya memahami gejala-gejala, tapi harus juga mempunyai kekuatan untuk 

mengubah. Dalam pandangan Kuntowijoyo, sebagai sebuah refleksi, setidaknya ada 

tiga tradisi keilmuan Islam di Indonesia, yaitu normatif, ideologis, dan ilmiah.  

Tradisi normatif. Ada dua kemungkinan dalam tradisi ini, yaitu deklaratif dan 

apologetis. Dalam perkembangan ilmu deklaratif harus diperjuangkan lewat dakwah, 

agar pemeluk Islam menjalankan agama dengan ilmu, tidak ikut-ikutan atau taklit 

buta. Selain itu, ciri-ciri apologetis juga menonjol. Dalam pembahasan ini tema yang 

sering muncul ialah, tentang wanita, ilmu pengetahuan, sejarah, dan hak asasi 

manusia. Tradisi ini muncul, berangkat dari para Orientalis dan hegemoni Barat yang 

selalu mendiskreditkan Islam, baik dari ilmu, media massa, maupun politik. 

Banyaknya tuduhan dan fitnah yang bertebaran di dunia membuat Islam semakin 

terpojokan. Dalam pandangan Kuntowijoyo kiranya perlu sebuah gerakan 

decolonization of consciousness, supaya perkembangan ilmu Islam bukan reaktif, 

tetapi aktif, duduk sejajar dengan Barat, bahkan melampaui Barat.162 

 

162Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, h. 102-103. 
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Tradisi Ideologis. Dalam melihat tradisi ideologis, ilmu dipahami sebagai 

sebuah kekuatan untuk mengubah secara kekuatan politik. Membangun opini publik, 

menyatukan persepsi, melawan dominasi dan hegemoni pikiran Barat. Sebagaimana 

dalam sejarah, pada tahun 1924 H.O.S. Tjokroaminoto menerbitkan sebuah buku 

“Islam dan Socilisme”. Buku ini sebagai anti-tesa dari jawaban terhadap SI-Merah 

(Komunis).163 

Tradisi Ilmiah. Mulai berkembang di kalangan akademik, dalam artian 

masyarakat kampus. Umat Islam sudah harus melihat gejala-gejala sosial-faktual 

dengan pendekatan Ilmiah. Tradisi mitos harus ditinggalkan, menuju masyarakat ilmu 

dan masyarakat yang berperadaban ilmu.  

Sebagai kesimpulan, komitmen tradisi normatif adalah dakwah, komitmen 

tradisi ideologis adalah politik, dan komitmen tradisi ilmiah adalah masyarakat ilmu. 

Dalam gagasannya Kuntowijoyo, menawarkan sebuah komitmen baru yaitu, umat. 

(masyarakat, komunitas, rakyat, kaum, dan bangsa). Paradigma baru itu disebut ilmu 

sosial profetik (humanisasi, liberasi, dan transendensi). 

d. Kosmopolitanisme. 

Dalam agenda kosmopolitanisme Islam Kuntowijoyo membagi tiga tahapan. 

Pertama, umat sebagai wong cilik. Kedua, umat sebaga warna negara. Ketiga, umat 

sebagai warga dunia.  

Umat sebagai wong cilik. Pada zaman kolonial, terdapat kedudukan hukum 

antara orang Barat dan orang Timur Asing, dan pribumi. Khusus daerah 

Vorstenlanden (Surakarta dan Yogyakarta) penduduk dibedakan pula dalam priyayi 

dan wong cilik. Dalam hierarki sosial, sebutan wong cilik (orang kecil) disematkan 

 

163Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, h. 104-105. 
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kepada pribumi, seperti pedagang dan petani. Bahkan istilah wong cilik juga 

disematkan kepada Serikat Islam (SI) karena Serikat Islam merupakan kelompok 

pedagang, yang dulunya bernama Serikat Dagang Islam (SDI). Sementara istilah 

kaum priyayi disematkan kepada kelompok Budi Oetomo, sebagai kelompok para 

bangsawan atau abdi dalem.  

Selain istilah wong cilik, ada juga istilah yang melambangkan hierarki sosial 

seperti kaum santri dan abangan. Sebagai sebuah bagian dari dinamika sejarah, umat 

mulai melihat ke depan, bahwa ada cita-cita mulai yang harus dicapai bersama, yaitu 

kemerdekaan. Sejak kemerdekaan, istilah wong cilik tidak lagi dipakai, sehingga 

digantikan oleh istilah warga negara. 

Umat sebagai warga negara. Pada tahap ini, sekat antar kelompok, golongan, 

ras, agama, dan budaya, kini melebur menjadi satu nusa, satu bangsa, satu tanah air 

Indonesia. Memahami Indonesia sebagai sebuah negara dengan masyarakat heterogen, 

tentu sikap hanya untuk mementingkan Islam saja tidak boleh ditonjolkan, karena itu 

akan mencederai keutuhan dan persatuan bangsa. Sebagaimana sejarah perumusan 

ideologi negara, yang menuai polemik diberbagai kalangan tentang Tujuh kata dalam 

Pancasila. Namun pada akhirnya, umat Islam berbesar hati dan menunjukan sikap 

toleransi demi menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.  

Dalam konteks sejarah bangsa, Kuntowijoyo berpandangan bahwa umat Islam 

betul-betul telah menjadi warga negara. Walaupun perdebatan panjang tentang wajib 

menegakkan syari’at Islam, mewarnai sejarah panjang bangsa Indonesia, mulai dari 

perjuangan yang dilakukan oleh partai Masyumi ketika di sidang konstintuante pada 

tahun 1955-1959, sampai dibubarkannya sidang konstintuante oleh Bung Karno 

melalui dekrit presiden 5 juli. 
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Umat sebagai warga dunia. Sebagai sebuah catatan masa depan, ditengah arus 

globalisasi dan modernisasi yang begitu deras. Liberalisasi perdagangan, kekebasan 

investor asing, penguasaan sumber daya alam (SDM), perang simbol, pemikiran, dan 

budaya semakin digalakan. Islam seakan dibuat tidak berdaya oleh globalisasi dan 

modernisasi. Umat Islam tidak boleh menutup mata dan berpangku tangan, umat 

Islam harus menjadi aktor perubahan dan peradaban. Umat Islam harus mampu 

menjadi grand desain masa depan dan perdaban dunia. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berkenaan dengan nilai-nilai Pendidikan profetik yang berorientasi pada 

perwujudan masyarakat madani dalam perspektif Kuntowijoyo, melalui analisa dan 

kajian kepustakaan yang mendalam secara obyektif dan komprehensif. Oleh karena 

itu, berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka 

penulis memberikan kesimpulan bahwa: 

1. Kiprah sejarah intelektual Kuntowijoyo telah memberikan perhatian penuh 

pada perkembangan dan kemajuan intelektual Islam. Kuntowijoyo sebagai 

seorang cendekiawan muslim yang progresif, telah mewarisi semangat baru 

bagi kesarjanaan muslim dalam memahami Islam sebagai agama yang 

rahmatan lil’a>lamin. Terlihat jelas, bagaimana Kuntowijoyo dalam berbagai 

tulisannya memberikan perspektif baru dalam memahami Islam, tidak hanya 

mengkaji Islam secara mendalam, tetapi juga bagaimana menghantarkan Islam 

sebagai agama kosmopolitan, sehingga mudah diterima sebagai sebuah ilmu 

pengetahuan yang bersifat obyektif. Dalam setiap tulisannya, Kuntowijoyo 

selalu menjadikan ilmu sosial profetik (humanisasi, liberasi, dan transendensi) 

sebagai pijakan dasar dalam memahami ilmu sosial sejarah, sastra, Pendidikan, 

serta ilmu pengetahuan lainnya. Kuntowijoyo beranggapan bahwa hanya 

dengan cara itu Islam dapat diterima dengan baik, bukan sekedar sebagai 

agama melainkan sebagai ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya karya 

monumental terakhir dari seorang Kuntowijoyo sebelum ia meninggal ialah 
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buku “Islam sebagai Ilmu”. Menjadi sebuah karya menghimpun kesimpulan-

kesimpulan dari semua karya yang telah ditulis oleh Kuntowijoyo. 

2. Konsep Pendidikan profetik menitikberatkan pada nilai humanisasi, liberasi, 

dan transendensi, yang ketiga trilogi tersebut merupakan sebuah seperangkat 

nilai yang bersumber dari Qs. A>li-Imra>n/03:110. Humanisasi, menghendaki 

adanya semangat kemanusiaan, pencerahan, kesetaraan, kemuliaan, keadilan. 

Liberasi, mengehendaki adanya semangat membebaskan, perlawanan terhadap 

segala bentuk penindasan, eksploitasi, perbudakan, pemiskinan, dan 

pembodohan. Dan transendensi, merupakan sebuah titik akhir dari segala 

perjuangan yang menegaskan bahwa, segala bentuk aktivitas, tindakan, gerak 

langkan, dan cita-cita manusia harus disandarkan kepada sang pencipta yaitu 

Allah swt. 

3. Masyarakat madani dalam perspektif Kuntowijoyo dengan agenda 

perubahannya yaitu, perubahan sosial; persatuan umat, kemajuan umat, 

pemberdayaan umat, pruralisme umat, keberagaman umat, dan perubahan 

kultural; etos kerja, budaya Agama, ilmu, dan kosmopolitanisme. 

B. Implikasi Penelitian 

Berangkat dari gagasan-gagasan yang ia bangun, Kuntowijoyo menginginkan 

adanya sebuah gerak revolusioner-progresif paradigma ilmu pengetahuan Islam 

dengan menjadikan nilai-nilai profetik (humanisasi, liberasi, dan transendensi) 

sebagai basis pengilmuan Islam dalam berbagai hal.  Kuntowijoyo juga tidak hanya 

menginginkan seperangkat nilai-nilai profetik sebagai basis pengilmuan Islam saja, 

tetapi harus menjadi etika profetik. Sebuah terminologi baru bagi spirit dan kemajuan 



 

105 

 

 

peradaban Islam saat ini, tidak hanya menjadi sebuah Istilah baru, juga terinternalisasi 

ke dalam pribadi seorang muslim, sebagaimana barat maju dengan etika protestan, 

maka umat Islam harus lebih dari itu. Seperangkat nilai tidaklah akan bermakna 

apabila tidak menjadi sebuah kepribadian yang melekat dalam diri seorang muslim. 

Oleh karena itu, penulis dapat mengambil benang merah bahwa, nilai-nilai profetik 

(humanisasi, liberasi, dan transendensi) haruslah menjadi sebuah seperangkat nilai 

dalam pendidikan Islam, dan hanya dengan itu perwujudan masyarakat madani akan 

tercapai.  

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun dari awal-hingga akhir 

masih jauh dari kata sempurna. Namun, dibalik kekurangannya, penulis sehingga 

penulis sangat berharap atas kritikan dan saran yang bersifat membangun, demi 

perkembangan dan kemajuan khazanah Intelektual Islam, khususnya di bidang 

Pendidikan agama Islam. 
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