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DAFTAR TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡṡ ṡ ث
es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kha ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es س

 Syin Sya es dan ye ش

 ṣad ṣ ص
es (dengan titik 

dibawah) 

 ḍad ḍ ض
de (dengan titik 

divbawah) 

 ṭṡ ṭ ط
te (dengan titik 

dibawah) 

 Ẓṡ Ẓ ظ
zet (dengan titik 

dibawah) 

 ain „ apostrof terbalik` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م
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 Nun N En ى

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

۶ Hamzah ` Apostrof 

 Ya Y Ye ي

Hamzah (۶) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal  

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

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 ـَي

 fathah dan wau Au a dan u ـَو

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Harkat dan huruf Nama Huruf dan tanda Nama 
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ي...َ ا / َ  … 
fathah dan alif atau 

ya 
Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ي ِ

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas  ُ  و

4. Tā’ Marbūṭah 

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

mendapat harkat fathah, kasrah, dammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan tā’ 

marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

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

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

ditransliterasikan dengan ha (h).   

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. JikaJika huruf ي ber-tasydid di 

akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasikan 

seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال) alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ) hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

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

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), sunnah, khusus 

dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (هللا) 

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

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

hamzah.  

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
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tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 

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

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 

CDK, dan DR). 

 

B.  Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

1. swt. = subhanahu wa ta‟ala 

2. saw. = sallallahu „alaihi wa sallam 

3. a.s. = „alaihi al-salam 

4. H = Hijrah 

5. M = Masehi 

6. SM = Sebelum Masehi 

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

8. w. = Wafat tahun 

9. QS …/ 04:09 = QS an-nisa /04:09 

10. HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Panji Hartono 

NIM  : 50400116006 

Judul  : Pesan-Pesan Dakwah Dalam Naskah Nilai Dasar Perjuangan 

(NDP) Himpunan Mahasiswa Islam (Studi Pengorganisasian 

Pesan)”. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pesan-pesan  dakwah yang 

terkandung dalam Naskah Nilai Dasar Perjuangan (NDP) Himpunan Mahasiswa 

Islam dalam tinjauan pengorganisasian pesan dakwah. Pertanyaan utama yang ingin 

dijawab melalui penelitian ini ialah: 1) Bagaimana konstruksi pemikiran Nurcholish 

Madjid dalam Naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam. 2) Bagaimana 

pengorganisasian pesan dalam naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam. 

Berdasarkan jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian 

kepustakaan (library research), data mengenai penelitian ini diperoleh dari artikel 

dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan keilmuan. Penelitian ini dilakukan 

dengan cara pengamatan langsung, membaca, memahami, mengidentifikasi mencatat, 

dan mengumpulkan pesan-pesan dakwah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan keilmuan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi pemikiran Islam 

Nurcholish Madjid dalam naskah NDP HMI adalah Islam dan keindonesiaan, dan 

juga Islam dan inklusifitas. Konstruksi gagasan Islam dan keindonesiaan dalam 

naskah NDP dapat dilihat dari 3 faktor yaitu periodisasi pemikiran keislaman Cak 

Nur, alasan dirumuskannya NDP, dan kesimpulan perjalanan Cak Nur di Timur 

Tengah. Sedangkan konstruksi gagasan Islam dan inklusifitas dalam naskah NDP 

dapat dilihat dari 3 faktor yaitu dinamika perumusan naskah NDP, prototipe kader 

yang diharapkan terbentuk dari NDP dan alasan Cak Nur tidak memasukkan unsur 

syari‟ah dalam naskah NDP. Adapun pengorganisasian pesan dakwah dalam naskah 

NDP HMI yaitu diawali dengan pesan akidah yang menekankan pentingnya 

berkepercayaan yang benar bagi manusia sebagai sebuah sandaran nilai dalam hidup, 

setelah menguraikan pesan akidah, diuraikan pesan akhlak yang menekankan poin 

kemanusiaan dan keadilan, pembahasan kemanusiaan menguraikan tentang jati diri 

seorang manusia dan pembahasan keadilan menguraikan tentang tugas yang mesti 

diemban oleh manusia setelah mengetahui jati dirinya. Adapun uraian pesan dakwah 

dalam naskah NDP itu ditutup dengan pesan ilmu pengetahuan yang menekankan 

pentingnya kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam sebagai syarat untuk 
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menyempurnakan iman manusia agar dapat memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan 

di dunia dan di akhirat. 

Implikasi yang dapat diberikan dari penelitian ini, yaitu: 1) menjadi rujukan 

bagi kader-kader HMI untuk mengetahui konstruksi pemikiran Nurcholish Madjid 

dalam naskah NDP HMI. 2) menjadi rujukan bagi kader-kader HMI untuk 

mengetahui tema-tema pokok dalam susunan bab yang ada dalam naskah NDP HMI   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan suatu ajaran dari Tuhan yang diwahyukan kepada sosok 

manusia pilihan yang dalam tradisi keilmuan Islam disebut Rasul, kehadiran manusia 

pilihan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada segenap 

manusia. Aktifitas memperkenalkan ajaran dari tuhan tersebut dikenal sebagai 

aktifitas dakwah. Suatu aktifitas yang sangat mulia dan memiliki fungsi strategis 

dalam ajaran Islam. 

Aktifitas dakwah, merupakan aktifitas yang telah lama muncul dalam 

kehidupan manusia, bahkan boleh dikata telah ada di awal mula peradaban manusia 

terselenggarakan di dunia yang direpresentasikan oleh kehidupan adam beserta 

keluarga generasi pertamanya, olehnya dapat dipahami bahwa kegiatan dakwah 

dalam Islam adalah sebuah keniscayaan, sebab Islam telah memperkenalkan dirinya 

sebagai agama dakwah.
1
 

Islam sebagai agama dakwah sangat erat kaitannya dengan kehidupan 

manusia, sudah bisa dipastikan bahwa objek atau sasaran dari aktifitas dakwah yang 

dalam ilmu dakwah disebut mad’u adalah manusia itu sendiri. Seperti yang lazimnya 

kita ketahui bahwa manusia sebagai peribadi itu dikatakan unik, karena hampir bisa 

dipastikan tidak ada manusia sebagai individu yang sama antara satu degan lainnya.
2
 

Kehidupan manusia yang heterogen dan sangat kompleks tersebut, otomatis 

                                                           
1
 Abdul Wahid, Gagasan Dakwah Pendekatan Komunikasi  Antar budaya, (Jakarta Timur: 

Prenadamedia Group, 2019)/ h. 8. 
2
 Nursid Sumaatmadja, Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup 

(Bandung:AlfFabeta, 1998), h. 26. 
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mendorong aktifitas dakwah mesti dilaksanakan dengan pemahaman yang juga 

kompeten atau membutuhkan pengetahuan yang ilmiah. 

Oleh karena sasaran atau obyek dakwah merupakan manusia dengan segala 

kompleksitasnya, maka tidak keliru jika dakwah dikategorikan sebagai bangunan 

pengetahuan ilmiah, dan sebagai bangunan pengetahuan ilmiah, kegiatan dakwah 

tidak dapat berdiri sendiri. Ilmu dakwah berkaitan erat dengan ilmu lain, baik ilmu 

sosial, ilmu alam, maupun ilmu-ilmu eksakta. Dengan demikian, mengkaji ilmu 

dakwah harus dilakukan secara bersama-sama dengan mengkaji ilmu lain. Sebagai 

sebuah contoh, berdakwah secara persuasif dapat dipelajari melalui ilmu komunikasi. 

Bagaimana memengaruhi orang dan bagaimana membuat orang yakin terhadap apa 

yang disampaikan, dapat dipelajari dalam ilmu komunikasi.
3
 

Pengetahuan mengenai keberagaman manusia sebagai obyek dakwah 

mengharuskan para pelaku dakwah mesti melaksanakan kegiatan ilmiah selanjutnya 

berupa mengklasifikasi obyek dakwah dalam beberapa kategori baik itu dari aspek 

usia, pendidikan, kehidupan sosial dan lainnya. Aktifitas pengklasifikasian tersebut 

diharapkan dapat memudahkan para pelaku dakwah dalam menyesuaikan pesan atau 

isi dari materi dakwah yang sesuai dengan kebutuhan para obyek dakwah, tentunya 

materi dakwah yang dimaksud  memiliki kredibelitas yang tidak diragukan dan juga 

senafas dengan kitab suci dan hadits nabi Muhammad. 

Salah satu sumber yang menarik untuk digali pesan-pesan dakwah yang 

terkandung di dalamnya adalah naskah NDP (Nilai-Nilai Dasar Perjuangan) 

Himpunan Mahasiswa Islam, sebuah naskah yang merupakan kesimpulan  dari 

                                                           
3
 Ropingi El Ishaq, Pengantar Ilmu dakwah: Studi komprehensif Dakwah dari Teori ke 

Praktik (Malang: Madani, 2016) h. 20-21. 
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perjalanan intelektual dan kontemplasi spiritual dari sang lokomotif pembaharuan 

pemikiran islam di Indonesia, yaitu Nurcholish Madjid yang lebih akrab disapa Cak 

Nur saat menjabat sebagai ketua umum PB HMI periode ke duanya (1967-1969). 

Meskipun kehadiran NDP dimaksudkan sebagai acuan atau landasan ideologis dari 

organisasi kemahasisaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), namun jika naskah 

tersebut digali maknanya lebih dalam, maka akan memiliki dampak yang luar biasa 

bagi kehidupan  beragama, berbangsa, maupun bernegara. 

Namun melihat kondisi internal dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam 

dewasa ini, warisan berharga dari Cak Nur yaitu naskah NDP semakin kurang dikaji 

secara mendalam terlebih diimplementasikan oleh anggota-anggota HMI dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal demikian terlihat dari semakin banyaknya kritikan yang 

muncul kepada HMI bahwa banyak dari anggota HMI yang semakin jauh laku dan 

aktifitasnya dari ajaran islam. Sementara perumusan dan Penulisan NDP berorientasi 

secara kelembagaan untuk menyempurnakan tafsir azas Islam yang menjadi azas 

organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka sangat urgen untuk melakukan 

penghayatan kembali atau internalisasi terhadap pesan dalam naskah NDP Himpunan 

Mahasiswa Islam sebagai usaha reflektif akan tergerusnya implementasi nilai-nilai 

Islam dalam tubuh organisasi HMI. Setelah melakukan internlisasi terhadap pesan 

yang terkandung dalam naskah NDP langkah selanjutnya adalah eksternalisasi atau 

menyampaikan keluar hasil penghayatan ulang (internalisasi) dari naskah NDP 

sehingga dapat memberi dampak bagi kehidupan beragama khususnya bagi umat 

islam dan puncak dari aktifitas internalisasi dan eksternalisasi terhadap naskah NDP 

adalah objektifikasi yaitu menyampaikan pesan-pesan kebaikan yang bersumber dari 
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naksah NDP yang dampaknya tidak hanya dirsakan bagi umat islam tetapi memberi 

dampak positif bagi segenap manusia karena kandungan pesan dari naskah NDP 

merupakan pesan-pesan kebaikan yang bersift universal yang bisa dijadikan rujukan 

dalam aktifitas dakwah. Olehnya dalam penulisan skripsi ini, peneliti memilih untuk 

memberikan judul “ pesan-pesan dakwah dalam naskah Nilai Dasar perjuangan 

(NDP) Himpunan Mahasiswa Islam (Studi Pengorganisasian Pesan)”. 

B. Rumusan masalah. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, ada sub-sub masalah yang perlu 

ditekankan untuk memahami kondisi objektif yakni 

1. Bagaimana konstruksi pemikiran islam Nurcholish madjid dalam NDP 

Himpunan Mahasiswa Islam? 

2. Bagaimana pengorganisasian pesan dakwah dalam naskah NDP Himpunan 

Mahasiswa Islam? 

 

C. Kajian Pustaka 

 

Berdasarkan pengamatan peneliti khususnya dalam hal ini mengetahui Pesan 

Dakwah dalam Naskah Nilai Dasar Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam 

(Analisa Pemikiran Nurcholish Madjid). Peneliti menemukan beberapa skrispi yang 

berhubungan dengan judul tersebut :  

1. “Pesan Dakwah dalam Ajaran Tarekat Khalwatiyah Samman (Analisis 

Hermeneutika Paul Ricoeur)” merupakan skripsi dari A.Amrul Nurjaya, Mahasiswa 

jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
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analisis hermeneutika untuk mengetahui pesan dakwah yang terkandung dalam ajaran 

Tarekat Khalwatiyah Samman. Hasil penelitian menunjukkan pesan dakwah yang 

terkandung dalam ajaran Tarekat Khalwatiyah Samman adalah proses untuk 

menanamkan Akidah, Syariah dan Akhlak melalui kaderisasi, dzikir, wasilah, dan 

mempererat hubungan silaturahim antar sesama, agar hubungan seorang hamba 

dengan Tuhan-Nya terjalin dengan baik melalui tauhid laa ilaha illallahu secara 

sempurna.
4
  

Persamaan dan perbedaan judul yang peneliti angkat, persamaanya yaitu 

meneliti tentang pesan-pesan dakwah sedangkan perbedaanya ialah peneliti terdahulu 

membahas tentang Tarekat Khalwatiyah Samman dengan analisis Hermeneutika dari 

Paul Ricoeur sedangkan peneliti membahas Naskah Nilai Dasar Perjuangan 

Himpunan Mahasiswa Islam dengan analisa pemikiran Nurcholish Madjid. 

2. “Pesan Dakwah dalam Tradisi Suro’Baca di kelurahan Bawasalo Kecamatan 

Segeri Kabupaten Pangkep” merupakan Skripsi dari Basir, Mahasiswa Jurusan 

Manajemen Dakwah fakultas Dakwah dn komunikasi UIN Alauddin Makassar. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi di 

Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah pendekatan teologis dan antropologis. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa, model pesan dakwah dalam Tradisi Suro’ Baca Kelurahan 

                                                           
4
 Amrul Nurjaya, Pesan Dakwah dalam Ajaran Tarekat khalwatiyah Samman : Analisa 

Hermeneutika Paul Ricoeur, Skripsi, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).   
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Bawasalo, Kecamaan Segeri Kabupaten Pangkep yaitu : pesan akidah, pesan syariat, 

dan pesan akhlak.
5
 

Persamaan dan perbedaan judul yang peneliti angkat persamaanya meneliti 

tentang pesan-pesan dakwah sedangkan perbedaanya ialah peneliti terdahulu 

membahas tentang Tradisi Suro’ Baca di Kelurahan Bawasalo Kecamatan Segeri 

Kabupaten Pangkep sedangkan peneliti membahas tenang naskah Nilai dasar 

perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam dengan analisa pemikiran Nurcholish 

Madjid.  

3. “Sejarah Pemikiran Nurcholish Madjid, Studi Nilai-Nilai Dasar Perjuangan 

Himpunan Mahasiswa Islam” merupakan skripsi dari Azmiansyah jurusan Sejarah 

dan Kebudayaan Islam fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Penulisan skripsi ini menjejaki episentrum pemikiran Cak Nur dengan 

prespektif sejarah khusus terkait NDP HMI. Bagaimana dinamika historis yang 

melatar belakangi pemikiran sosok ini merumuskan NDP. Akhirnya dengan berbekal 

beberapa karya Nurcholish Madjid serta lektur yang membincang pemikirannya, 

skripsi ini berupaya menjaga harmoni objektifitas penelitian ini dalam sorotan sejarah 

pemikiran tokoh. Dengan menggunakan pndekatan kaian teks.
6
    

Persamaan dan perbedaan judul yang peneliti angkat, persamaannya meneliti 

tentang pemikiran Nurcholish Madjid dalam Nilai Dasar Perjuangan HMI sedangkan 

                                                           
5
 Basir, Pesan Dakwah dalam tradisi Suro’ baca di kelurahan Bawasalo Kecamatan Segeri 

Kabupaten Pangkep, Skripsi (Makassar, Unversitas islam Negeri Alauddin , 2020)  
6
 Azmiansyah, Sejarah Pemikiran Nurcholish Madjid Studi Nilai Dasar Perjuangan HMI , 

skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, 2013)  
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perbedaannya, peneliti terdahulu membahas tentang sejarah pemikiran Nurcholish 

Madjid dalam Nilai Dasar Perjuangan HMI sedangkan peneliti membahas pesan-

pesan dakwah dalam Naskah Nilai Dasar Perjuangan HMI.  

 

D. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu metode yang 

berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku 

manusia. Dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.
7
 

Metode kualitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. 

Makna adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai di balik 

data yang tampak.
8
 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy J Moleong, paradigma 

kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata 

tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan bertujuan untuk 

menyumbangkan pengetahuan secara mendalam menegani objek penelitian.
9
 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 

berbagai kondisi dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Penelitian ini 

                                                           
 

7
 Djam‟an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.VI (Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 25   

 
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 

15  

 
9
 Lexy j Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja 

Rosyakarya, 2006), h. 23 
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dianggap relevan untuk menganalisa permasalahan tentang pesan-pesan dakwah 

dalam naskah nilai dasar perjuangan himpunan mahasiswa Islam. 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

keilmuan.  

Analisis data kualitatif adalah upaya analisis yang dilakukan dengan cara 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mengsistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
10

 

Pendekatan yang digunakan peneliti untuk mengetahui adanya pesan-pesan 

dakwah yang terkandung dalam “Nilai Dasar Perjuangan Himpunan Mahasiswa 

Islam” yaitu teori analisis isi (content analysis). 

Analisis isi (content analysis) yaitu suatu tehnik penelitian untuk menganalisis 

dan membuat rumusan kesimpulan-kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik 

spesifik secara sistematis dan objektif dari suatu teks.
11

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian analisis isi 

deskriktif. Menurut Eriyatno analisis deskriktif adalah analisis isi yang dimaksudkan 

untuk menggambarkan secara detail suatu pesan atau suatu teks tertentu. Analisis isi 

semata untuk deskripsi, menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik suatu pesan. 

Max Weber menuliskan bahwa analisis isi adalah sebuah metode penelitian dengan 

menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat referensi yang valid dari teks.
12

 

                                                           
 

10
 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,  h.248  

 
11

 Dewi Saidah, Metode Penelitian Dakwah, (Bandung: PT Remaja Rosydakarya, 2008), h. 

200  

 
12

 Eriyatno, Analisis Isi, Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya, (Jakarta:Kencana, 2013), h. 47 
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Analisis menggambarkan objek penelitian dan menempatkan peneliti ke 

dalam posisi khusus yang berhadapan langsung dengan realitasnya. 

3. Sumber Data 

Sumber data merupakan kumpulan data yang di klarifikasikan menjadi dua 

data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen 

dan lain sebagainya.
13

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber 

data yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang memiliki kedudukan paling penting diantara 

data lain dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer 

adalah naskah “Nilai Dasar perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam”. Data primer 

mengacu pada infomasi yang diperoleh dari pengamatan objek yang diteliti.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pelengkap penelitian seperti buku, artikel, karya 

penelitian dan lain sebagainya, yang mendukung masalah yang akan diteliti. 

Sumber data sekunder yaitu sumber data tertulis yang merupakan sumber data 

tambahan yang tidak bisa diabaikan karena melalui data tertulis dan akan diperoleh 

data yang dipertanggungjawabkan validasinya.
14

 

4. Motode Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung, membaca, 

memahami, mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan pesan-pesan dakwah. 

                                                           
 

13
 Wibowo, Manejemen Sumber Daya Manusia, (Depok: PT. Rajawali Press, 2012), h. 45   

 
14

 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Jakarta: Gaung Persada Press, 

2008), h. 125  
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Data penelitian ini adalah naskah “Nilai Dasar Perjuangan Himpunan Mahasiswa 

Islam”. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

pemaknaan, dan verifikasi data agar memiliki nilai sosial, akademik, dan ilmiah. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan  analisis isi. Analisis isi 

meruapakan gagasan penting adalah kata-kata atau tanda dapat ditugaskan terutama 

kepada kategori konseptual, dan kategori ini merepresentasikan aspek-aspek penting 

dari suatu teori yang akan di uji. 

Analisis isi perhatiannya dalam berbagai penelitian sejarah, jurnalisme, ilmu 

politik, kritik media massa dan dalam disiplin-disiplin ilmu akademik. Analisis isi 

jenis ini terus berkembang sampai kini dan diterapkan untuk meneliti isi buku-buku 

ajar, serial komik, pidato dan sebagainya. Analisis isi adalah metode ilmiah untuk 

mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan 

dokumen (teks).
15

 

Bogdan menyatakan dalam bahasa Indonesia bahwa “analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain”. Analisis data bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis lebih mendalam pesan yang disampaikan dalam 

komunikasi, baik verbal maupun nonverbal.
16

 

                                                           
 

15
 Eriyatno, Analisis Isi, Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya, h. 10  

 
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kualntitatif dan R&D, h. 244  
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis isi. Analisis 

isi merupakan suatu teks serta suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi 

perilaku komunikasi yang terbuka dan komunikator yang tertulis. 

Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap 

inilah data diolah sedemikian rupa sehingga peneliti berhasil menyimpulkan 

kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam 

penelitian.
17

 

Menurut Eriyatno analisis isi (content analysis) didefenisikan sebagai suatu 

tehnik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi 

dan menarik refernsi dari isi, serta ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis 

isi kominikasi yang tampak.
18

 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan fokus penelitian yang dijelaskan terdahulu, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini : 

a. Untuk mengetahui bagaimaa konstruksi pemikirsn Nur Cholish Madjid dalam 

Naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam 

b. Untuk mengetahui bagaimana pengorganisasian pesan dalam Naskah NDP 

Himpunan Mahasiswa Islam 

 

                                                           
 

17
 Etta Mamang Sangadji & Sopiah, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: CV Andi, 2010), h. 

198  

 
18

 Eriyatno, Analisis Isi, Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya, h. 15  
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2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis 

1) Diharapkan penelitian ini dapat memberi Informasi tentang khazanah 

intelektual dari salah satu Guru bangsa yaitu Nurcholish Madjid.. 

2) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan terkait peristiwa 

sejarah perjalanan Nurcholish Madjid dalam merumuskan Nilai Dasar Perjuangan 

Himpunan Mahasiswa Islam. 

3)  Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi perihal pesan-pesan 

dakwah yang terdapat pada Naskah Nilai Dasar Perjuangan menurut kerangka 

Pemikiran Nurcholish Madjid 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi penulis, penelitian ini memberi tambahan wawasan terkait khazanah 

pemikiran Guru bangsa Nurcholish Madjid dalam Naskah monumental Nilai Dasar 

Perjuangan HMI dan juga kesadaran untuk menghayati dan mengaktualkan Nilai 

pada naskah NDP HMI 

2) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi para 

da‟i khususnya kader dan aktivis HMI dalam menghayati ulang pesan-pesan 

dakwah dalam naskah NDP HMI untuk diajarkan pada masyarakat.  

3) Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan ataupun rujukan untuk 

penelitian-penelitian yang memiliki dimensi yang sama dengan penelitian ini.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG DAKWAH 

A. Tinjauan Dakwah 

1. Pengertian Dakwah 

Dalam banyak sumber disebutkan bahwa, pengertian dakwah secara etimologi 

berasal  dari bahasa Arab, dari kata da’a-yad’u-da’watan, yang memiliki kesamaan 

makna dengan an Nida yang berarti memanggil, mengajak, menyeru.
1
 

Dakwah dalam pengetian lain misalnya merujuk pada hakikat tugas diutusnya 

Rasulullah SAW sebagaimana diungkapkan dalam salah satu firman Allah dalam Al-

Qur‟an Surah Al-Ahzab (33) : 45 

                     

Terjemahnya :  

“Hai Nabi, Sesungguhnya Kami mengutusmu untuk Jadi saksi, dan pembawa 

kabar gemgira dan pemberi peringatan”
2
  

Dari ayat di atas pengertian dakwah tidak terlepas dari tujuan diutusnya 

Rasulullah SAW ke muka bumi yakni : 

Pertama, dakwah adalah syahidan (saksi). Dalam konteks ini dapat dimaknai 

dakwah adalah sebagai saksi dalam arti memberi jalan keluar terhadap realita 

kehidupan umat. Kedua, dakwah adalah basyiran (pembawa kabar gembira). Artinya 

                                                           
1
 Abdul Wahid, Gagasan Dakwah : Pendekatan Komunikasi Antarbudaya, (Cet. IJakarta 

Timur, Kencana, 2019), h. 3 
2
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta. 1993), h. 564 
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dakwah harus mampu memberi motivasi (dorongan) kepada umat dalam menjalani 

hidup dan kehidupan mereka agar ke depan mereka bisa lebih baik, sehingga bisa 

meraih kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ketiga, dakwah adalah 

nadziran (peringatan). Artinya dengan kehadirannya dakwah harus mampu memberi 

peringatan kepada umat akan dampak negatif dari kemaksiatan yang mereka lakukan 

dan begitu pula sebaliknya dampak positif dari tindakan yang mereka perbuat.
3
  

Untuk mengetahui lebih mendalam terkait pengertian, berikut adalah pengertian 

dakwah dari beberapa Ahli 

a. M. Quraish Shihab, dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan atau 

usaha yang mengubah situasi yang lebih baik dan sempurna, baik secara pribadi 

maupun masyarakat.
4
 

b. Ahmad Ghalusy, dakwah sebagai penyampaian pesan islam pada manusia di setiap 

waktu dan tempat dengan berbagai metode dan media yang sesuai dengan situasi dan 

kondisi para penerima dakwah (khalayak dakwah).
5
 

c. Nur Cholish Madjid, dakwah adalah ajakan atau seruan kepada yang baik, dan 

yang lebih baik (dalam dakwah ada ide tentang progresivitas) sehingga dalam dakwah 

                                                           
3
  Abdul Wahid, Gagasan Dakwah : Pendekatan Komunikasi Antarbudaya, h. 4 

4
 M. Quraish shihab, Membumikan Al-Qur’an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat (Bandung : Mizan, 2001) h. 194 
5
 Arifuddin, Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islamiah : Kajian Dakwah Islam Melalui 

Fenomenologi  (Yogyakarta, Ombak, 2015), h. 74 
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terkandung ide dinamis : sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

tuntuttan ruang dan waktu.
6
 

d. H.M. Thoha Yahya Omar, dakwah ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana 

kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan 

kebahagiaan di dunia dan akhirat .
7
 

e. Hamzah Yakub, dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah 

kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya.
8
  

Dari beberapa penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dakwah 

merupakan suatu aktifitas mengajak atau menyeru manusia kepada kebaikan dengan 

cara yang bijaksana agar manusia dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan 

keselamatan di akhirat. Cara bijaksana dalam berdakwah tersebut dapat dilakukan 

jika para da‟i dapat membaca kondisi objek dakwah serta memahami kebutuhan dan 

tuntutan zaman (ruang dan waktu). 

Di dalam Al-Qur‟an dijelaskan mengenai landasan yuridis dari kegiatan 

dakwah, sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali-imran (3) : 104 

                                                           
6
 Budhy Munawar Rahman, Ensiklopedi Nurcholish Madjid (Jakarta : Democracy Project, 
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Terjemahnya :  

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, 

merekalah orang-orang yang beruntung”.
9
 

 

Adapun penjelasan pada ayat 104, terdapat frasa minkum yang menyinggung  

persoalan hukum dari kegiatan dakwah tersebut. sepintas ayat 104 menginformasikan 

bahwa berdakwah ternyata hanya menjadi kewajiban sebagian orang (kelompok) saja, 

akan tetapi implikasi dari ayat  tersebut timbul perbedaan di kalangan ulama 

mengenai hukum dari kegiatan dakwah, adapun yang diimaksud dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

Pertama, fardhu kifayah (kelompok). Demikian sebagian ulama berpendapat 

bahwa berdakwah adalah diwajibkan kepada kelompok tertentu. Pandangan ini  

palinng tidak diwakilli oleh jalaluddin al-suyutiy, al-zamakhsyariy, al-gazaliy dan 

selainnya. Alasannya bahwa makna kata minkum pada ayat tersebut ialah li Tab’id 

bermakna (sebagian), maka kata ummat berarti ta’ifat (segolongan). Jadi makna ayat 

tersebut berbunyi “ Dan hendaklah segolongan umat yang terpilih untuk melakukan 

dakwah, amar nakruf nahi munkar.” Lebih tegas al-Qurtubi menyatakan bahwa yang 

berkewajiban untuk berdakwah adalahh sekelompok orang saja , karena masih 
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banyak umat yang belum memiliki keahlian (kemampuan) dalam melaksanakan 

dakwah tersebut. Di samping itu tidak semua kaum Muslimin mengetahui seluk beluk 

agama, dengan demikian yang wajib berdakwah hanyalah  mereka yang tergolong 

ulama, sedangkan kelompok yang lain terlepas dari kewajiban melaksanakan 

dakwah.
10

  

Jika mengacu pada uraian di atas, dapat dipahmi bahwa dakwah yang 

dimaksudkan adalah dakwah dalam ruang lingkup dakwah dengan lisan atau tablig, 

seperti ceramah, khutbah, pengajian majelis ilmu dan sejenisnya. Di mana tidak 

semua kaum Muslimin memiliki kemampuan demikian. Argumentasi lain yang bisa 

diajukan untuk mendukung pendapat demikian adalah bahwa dakwah bertujuan untuk 

mengajarkan kebajikan kepada orang  lain, olehnya dibutuhkan pengetahuan yang 

mendalam tentang  kebaikan itu sendiri, karena bagaimana mungkin orang yang tidak 

memahami atau dapat membedakan antara kebaikan dengan keburukan dalam 

kacamata islam dapat berdakwah. 

Kedua, fardu a’in (kewajiban individu). Sebagian  ulama berpendapat bahwa 

berdakwah hukumnya diwajibkan bagi setiap muslim . kelompok ulama ini 

diantaranya diwakili oleh Muhammad Abduh, al-Razi, Abu A‟la al-Maududi, Sayyid 

Qutub, dan lainnya. Bahkan Qutub lebih jauh mengungkapkan, dakwah adalah fardu 

a”in bagi setiap orang mukmin yang telah mengaku beriman. Adapun di antara alasan 

para ulama yang berpendapat demikian karena kalimat waltakun minkum pada ayat 
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tersebut mengandung perintah yang mutlak tanpa adanya persyaratan tertentu yang 

mengikat. Dan kata min pada kata minkum menunjukkan li al-bayan (penjelas) seta 

kata ummat diartikan sebagai seluruh manusia.
11

 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ulama yang disebutkan di atas, maka 

dapat dipahami bahwa dakwah yang sifatnya personal tersebut adalah dakwah yang 

dilaksanakan pada dimensi perilaku atau disebut dakwah bi al-hal . maksud dari 

penjelasan tersebut bahwa setiap muslim bahkan setiap manusia dapat saja menyeru 

manusia lain kepada kebaikan melalui perilaku keseharian yang baik dan bisa 

memberi motivasi dan tauladan bagi orang lain. Olehnya dakwah tersebut dapat 

dilakukan oleh siapa saja berdasarkan kemampuan masing-masing, hal demikian 

sesuai dengan sebuah ungkapan bijak yang berbunyi “ carilah sebuah kebijaksanaan 

di mana saja walaupun kebijaksanaan itu hanya keluar dari pantat seekor ayam”. 

Untuk menengahi kedua pendapat para ulama di atas, mengutip pandangan 

Abu Zahhrah menyatakan bahwa hukum berdakwah adalah fardu a’in dan fardu 

kifayah. Dengan argumentasi bahwa dakwah secara personal tersebut  hukumnya 

fardu  a’in sesuai kemampuannya. Selanjutnya dakwah fardu kifayah tersebut lebih 

ditujukan kepada Tenaga ahli (organisasi) yang ditopang oleh Negara. Jadi negara 

berkewajiban mendirikan lembaga-lembaga dakwah serta mengkader para calon 

da‟i.
12
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Berdasarkan penjelasan Abu Zahrah di atas dapat dipahami bahwa dakwah 

dari segi pelaksanaannya dikelompokkan menjadi dua yakni dakwah personal yang 

hukumnya fardu a’in dan dakwah kolektif yang hukumnya fardu kifayah. Pendapat 

demikian hampir sama dengan pendapat Muhammad Rasyid Rida, murid dari 

Muhammad Abduh, yang berpandangan bahwa pelaksanaan dakwah secara umum 

semestinya dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu : 

a. Dakwah khusus, yakni dakwah yang harus dilakukan oleh orang-orang tertentu, 

seperti par ulama, cendekiawan, filsuf, dengan alasan bahwa merekalah yang sangat 

mengetahui secara baik berbagai rahasia dan hikmah agama serta ilmu-ilmu bantu 

lainnya. 

b. Dakwah umum, yakni dakwah yang ditujukan kepada setiap pribadi, rumah 

tangga, dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang tidak dituntut 

persyaratan khusus dan faktor penunjang lainnya. Dengan begitu, dakwah umum ini 

berarti setiap umat muslim wajib mengambil peranan sebagai da‟i.
13

 

 Menurut Quraish shihab ada juga  ulama yang memfungsikannya kata 

minkum dalam arti penjelasan, sehingga ayat ini merupakan perintah kepada setiap 

orang muslim unntuk melaksanakan tugas dakwah, masing-masing sesuai dengan 

kemampuannya. Memang jika dakwah yang dimaksud adalah dakwah yang 

sempurna, maka tentu saja tidak semua orang dapat melakukannya. Di sisi lain, 

kebutuhan masyarakat dewasa ini menyangkut  informasi yang benar di tengah arus 
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informasi bahkan perang informasi yang demikian pesat dengan sajian nilai-nilai baru 

yang seringkali membingungkan, semua itu menuntut adanya kelompok khusus yang  

menangani dakwah dan membendung informasi yang menyesatkan, karena itu lebih 

tepat memahami kata minkum pada ayat di atas dalam arti sebagian kamu tanpa 

menutup kewajiban setiap muslim untuk sailing mengingatkan bukan berdasar ayat 

ini, tetapi antara lain berdasarkan firman Allah dalam surah al-ashr yang menilai 

semua manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh serta 

saling mengingatkan tentang kebenaran dan ketabahan.
14

  

Selain penjabaran mengenai frasa minkum yang melahirkan penjelasan  

hukum dari kewajiban berdakwah yang multiprespektif, pada ayat di atas juga 

terdapat frasa khair dan ma’ruf yang menarik untuk dibahas. Jika mengacu pada 

pendapat seorang ulama, Sayyid Quthub, beliau mempersamakan kedudukan antara 

khair dan ma’ruf,  padahal menurut mufassir Al-Qur‟an Quraish shihab, pakar-pakar 

Al-Qur‟an menekankan bahwa tidak ada dua kata yang berbeda (walau sama akar 

katanya) kecuali mengandung perbedaan makna.
15

  

 Sebelum membahas mengenai perbedaan anatara kata khair dan ma’ruf  pada 

ayat di atas, perlu untuk diketahui bahwa semua kita tahu jika Al-Qur‟an dan Sunnah 

melalui dakwahnya mengamanatkan nilai-nilai. Nilai-nilai itu ada yang bersifat 

mendasar, universal, dan abadi (ushul ad-din), dan ada juga bersifat praksis, lokal, 
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dan temporal sehingga dapat berbeda antara satu tempat dan waktu dengan tempat 

dan waktu yang lain (furu’ ad-din). Perbedaan, perubahan, dan perkembangan nilai 

itu dapat diterima oleh islam selama tidak bertentangan dengan ushul ad-din, syariat 

islam terdiri dari keduanya. 

 Berdasarkan uraian di atas, Quraish Shihab cenderung membedakan antara al-

khayr dan ma’ruf , al-khayr dipahami sebagai nilai Universal yang diajarkan oleh Al-

Qur‟an dan Sunnah
16

, hal demikian sesuai dengan maksud penjelasan ushul ad-din di 

atas. Demikian sesuai dengan pengertian Ibnu katsir yang mengutip sabda  Nabi 

Muhammad SAW : al-khayr adalah mengikuti Al-Qur‟an Sunnahku (HR. Ibnu 

Mardawaih).
17

  

 Sementara al-ma’ruf dipahami dalam arti “sesuatu yang baik menurut 

pandangan umum satu masyarakat selama sejalan dengan al-khayr/nilai dasar yang 

terdapat dalam Al-Qur‟an dan Sunnah”, dengan kata lain, al-ma’ruf adalah adat 

istiadat satu masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama. 

 Memahami al-ma’ruf dalam arti adat istiadat yang baik sejalan dengan 

penjelasan pakar-pakar bahasa antara lain Ibnu Manzhur dalam kamusnya, lisan Al-

Arab, ketika menjelaskan enteri arafa antara lain dia kemukakan : al-ma’ruf sama 
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dengan urf (adat kebiasaan). Firman Allah : Temanilah keduanya (ibu bapak yang 

non-muslim) dengan ma’ruf yakni disertai/sesuai dengan adat istiadat yang baik.
18

 

 Adapun al-munkar adalah “sesuatu yang dinilai buruk oleh suatu masyarakat 

walau tidak bertentangan dengan al-khayr apalagi jika bertentangan.
19

 Dari definisi 

tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-khayr adalah segala sesuatu 

yang dinilai buruk dalam pandangan Al-Qur‟an dan Sunnah maupun dalam 

pandangan norma atau adat istiadat yang berlaku dalam tatanan hidup suatu 

masyarakat. 

 Berdasarkan beberapa uraian mengenai pengertian al-khayr, al-ma’ruf, dan 

al-munkar, penting untung melengkapi penjelasan mengenai ayat tersebut pada poin 

perbedaan antara mengajak (yad’una) dan memerintah (ya’muruna). Sayyid Quthub 

dalam tafsirnya mengemukakan bahwa penggunaan dua kata yang berbeda itu 

menunjukkan keharusan adanya dua kelompok dalam masyarakat islam. Kelompok 

petama bertugas mengajak dan kedua bertugas memerintah dan melarang. Kelompok 

yang ke dua ini tentulah memiliki kekuasaan di bumi. “Ajaran ilahi di bumi ini bukan 

sekedar nasehat, petunjuk, dan penjelasan. Ini dalah salah satu sisi, sedang sisi 

keduanya adalah melaksanakan kekuasaan memerintah dan melarang agar makruf 
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dapat terwujud dan kemungkaran dapat sirna.” Demikian antara lain Sayyid 

Quthub.
20

  

 Perlu dicatat bahwa ayat di atas menekankan perlunya mengajak kepada 

kebaikan (al-khayr), memerintahkan yang makruf, dan mencegah yang mungkar. 

Jelas terlihat betapa mengajak kepada al-khayr didahulukan, kemudian 

memerintahkan kepada makruf, dan melarang melakukan yang mungkar. 

 Dari persoalan  tersebut, maka dapat dipahami bahwa nilai-nilai ilahi (al-

khayr) tidak boleh dipaksakan, tetapi disampaikan secara persuasif dalam bentuk 

ajakan yang baik. Kemudian menyangkut al-ma’ruf  yang merupakan kebaikan yang 

disepakati paling tidak oleh mayoritas masyarakat selama tidak bertentangan dengan 

nilai-nilai islam, ia adalah budaya yang positif dan ini sewajarnya diperintahkan. 

Janganlah seseorang keberatan dengan perintah itu, bukankah telah disepakati?. 

 Demikian juga al-munkar , seharusnya dicegah masing-masing sesuai 

wewenang dan batas kemampuannya. Rasul SAW bersabda : “ siapapun di antara 

kamu melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengubahnya (menjadikannya 

makruf) dengan tangan/wewenangnya, kalau dia tidak mampu (tidak memiliki 

wewnang/kekuasaan) maka dengan lidah/ucapannya, kalau yang itu pun dia tidak 

mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman” (HR. Muslim, AT-

Tarmidzi, dan Ibnu Majah). 
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 Perlu dicatat bahwa apa pun materi yang disampaikan dari ketiga pokok di 

atas --- al-khayr, al-ma’ruf, dan al-munkar--- kesemuanya harus ditampilkan dengan 

lemah lembut dan kalimat-kalimat sopan lagi mudah dipahami.
21

 Ini juga tertuju 

kepada sasaran yang membangkang lagi durhaka. Bukankah Allah berpesan kepada 

Nabi Musa dan Harun agar berucap dan bersikap lemah lembut dalam menyampaikan 

dakwah mereka kepada Fir‟aun yang amat durhaka itu. Sebagaimna yang terdapat 

dalam Al-Qur‟an, surah Thaha (20) : 44 

                      

Terjemahnya :  

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang 

lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut”.
22

 

Demikian kiranya perlu diperhatikan karena tujuan dakwah bukan sekedar 

menyampaikan kebenaran, melainkan juga mengundang simpati agar yang 

diajak/mendengar bersedia mengamalkannya. Dan yang paling penting Rasulullah 

saw mengingatkan kita dalam sebuah haditsnya : permudahlah jangan mempersulit, 

gembirakanlah jangan menjauhkan (HR. Bukhari). 
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2. Unsur-Unsur Dakwah 

Yang dimaksud dengan unsur-unsur dakwah adalah komponan-komponen 

yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah.
23

 Unsur-unsur tersebut adalah tujuan 

dakwah, dai (pelaku dakwah), mad’u (obyek dakwah), maddah (materi dakwah), 

washilah (media), dan thariqah (metode). 

a. Tujuan Dakwah 

Kata tujuan dalam bahasa Indonesia berarti arah atau haluan yang akan 

dituju.
24

 Dalam ilmu komunikasi tujuan disebut dengan term destination berarti 

sasaran atau arah yang akan dicapai dan dengannya dirumuskan pesan-pesan oleh 

komunikator untuk mencapai tujuan komunikasi.
25

 

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, dapat dipahami tujuan merupakan 

suatu instrumen penting dari setiap laku aktifitas keseharian kita baik yang bersifat 

jangka pendek ataupun jangka panjang. Tidak terkecuali pada aktifitas dakwah yang 

berorientasi mulia. Dalam proses pelaksanaan dakwah, tujuan merupakan salah satu 

faktor yang paling penting dan sentral, karena dengan tujuan itulah dilandaskan 

segenap tindakan dalam rangka usaha kerjasama dakwah. 
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Amrullah Ahmad menjelaskan bahwa tujuan dakwah adalah untuk 

mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan bertindak manusia pada tataran 

individual dan sosio kultural dalam rangka terwujudnya ajaran islam dalam semua 

segi kehidupan.
26

 Selain Amrullah Ahmad, Mukti Ali mengatakan bahwa tujuan 

penyiaran islam adalah untuk menjadikan masyarakat islam beriman kepada Allah 

SWT dan melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk kepentingan umat manusia dan 

dalam rangka berbakti kepada Allah SWT.
27

  

Dari uraian dua ahli di atas, kita  dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari 

kegiatan dakwah tidak hanya berorientasi pada perbaikan individual semata, tetapi 

juga pada perbaikan komunal, atau dapat dipahami bahwa berawal dari perbaikan-

perbaikan individu itulah diharapkan mampu memberi impact (dampak) bagi 

perbaikan masyarkat. Olehnya puncak dari tujuan dakwah adalah terciptanya 

peradaban islami. 

b. Da‟i (pelaku dakwah) 

Yang dimaksud dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan 

maupun tulisan ataupun perbuatan dan baik secara individu, kelompok atau bentuk 

organisasi atau lembaga.
28

 Dengan demikian yang dimaksud dengan dai tidak terbatas 

pada individu personal tetapi juga pada kelompok/lembaga, itulah yang menyebabkan 
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munculnya perbedaan pandangan terkait kepada siapa kewajiban berdakwah itu 

dialamatkan sebagaimana yang telah dibahas sbelumnya. 

Untuk dapat melaksanakan dakwah dengan baik, maka seyogyangya subyek 

dakwah harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut meliputi 

penampilan fisik, pengetahuan, dan integrasi moral. Ketiga syarat tersebut harus 

dipenuhi oleh subyek dakwah, termasuk subyek dakwah yang dalam lembaga 

dakwahnya tidak menangangi bagian keagamaan secara langsung.
29

 

1) Penampilan fisik 

Idealnya bagi seorang dai berpenampilan rapi dan dapat menempatkan 

penampilannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, karena seorang dai 

dituntut keteladanan dalam dirinya. Bila seorang dai tidak bisa berpenampilan sesuai 

dengan situasi dan kondisi di mana dia berada, obyek dakwah tentu akan memberi 

catatan tersendiri dan bahkan mungkin akan menolak pesan-pesan moral yang 

disampaikannya. 

2) Pengetahuan 

Dai harus memiliki pengetahuan tentang dakwah, yakni tentang kondisi obyek 

dakwah, dasar hukum dan dasar pemikiran pentingnya dakwah, tujuan dakwah, 

materi dakwah, metode dakwah, media dan evaluasi dakwah. Pengetahuan tersebut 
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menjadi syarat mutlak bagi dai dalam menjalankan dakwah islamiyah. Sebab 

pengetahuan tersebut akan menentukan apakah dakwahnya dapat diterima oleh obyek 

dakwah atau tidak. 

3) Integrasi Moral 

Dai harus memiliki integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Dai 

harus berkepribadian dan bermoral baik sebagaimana telah dicontohkan oleh 

Rasulullah. 

Selain kriteria yang disampaikan di atas, seorang ulama besar  Ibnu Taimiyah 

(1263-1328 M) mengingatkan dalam bukunya, Al-Hisbah, bahwa pelaku amar 

makruf dan nahi munkar harus harus menyandang  tiga sifat utama : 

1) Pengetahuan menyangkut apa yang akan diperintahkan atau dilarangnya, 

kemaslahatan dan mudarat yang dapat diakibatkannya, serta keadaan siapa yang 

tertuju kepadanya perintah atau larangan 

2) Kelemahlembutan, ini dibutuhkan karena tidak jarang ada yang demikian 

menggebu dalam tugas ini sehingga mendorong dakwahnya bersikap keras dan kasar. 

Sikap semacam ini dapat berakibat kontra produktif sehingga menjauhkan sasaran 

dari pesan yang disampaikkan. 

3) Kesabaran,ini diperlukan bukan saja karena yang melaksanakan ttugas ini 

serring kali dihadapi dengan cemoohan dan caci maki bahkan ancaman dan 
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kekerasan, bukan saja karena itu, tetapi juga  karena hasil yang diharapkan tidak 

segera dapat dicapai. Ia membutuhkan upaya berkalii-kali  dan dengan meragamkan 

metode dan cara. Demikian sebagian syarat dan tuntunan agama menyangkut amar 

ma‟ruf dan nahi munkar.
30

 

Berdasarkan penjelasan Ibn Taimiyah terkait tiga sifat utama di atas,  sangat  

penting untuk diketahui bahwa ketiga sifat tersebut harus senantiasa terpatri dalam 

diri para pelaku amar makruf dan nahi munkar atau para da‟i karena dalam 

menjalankan aktifitas dakwah kita akan berhadapan dengan berbagai macam 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan juga kompleksitas halangan dan 

rintangan, olehnya dibutuhkan keteguhan sikap dari setiap para pelaku amar makruf 

dan nahi munkar yang ditopang oleh ketiga sifat yang disebutkan di atas. 

c. Mad‟u (Obyek Dakwah) 

Obyek atau sasaran dakwah adalah semua manusia, baik dirinya sendiri 

maupun orang lain, atau dengan kata lan, masyarakat. Hal ini terkait dengan 

diturunkannya agama islam bukan untuk segolongan manusia atau kelompok tertentu 

saja, tetapi untuk seluruh umat manusia dan bahkan seluruh isi alam semesta 

ini.
31

sebagaimana telah dikemukakan dalam surah Al-Anbiya (21) : 107 
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Terjemahnya : 

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam.”
32

 

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa mad’u adalah manusia 

secara keseluruhan, karena manusia membawa fitrah agama sebagai pegangan yang 

mampu mengarahkan mereka hidup sejahttera di dunia dan di akhirat kelak. 

Elaborasinya, agar fitrah islam tetap mengarahkan manusia untuk mengembangkan 

diri dengan senantiasa berintegrasi dalam kondisi sosio kultural yang dimiliki oleh 

manusia dan lingkungannya. 

Dalam konteks lebih luas, obyek atau sasaran dakwah diklasifikasikan 

menjadi beraneka macam klasifikasi, misalnya klasifikasi menurut jumlah, jenis 

kelamin, tingkatan umur, tingkatan pendidikan, wilayah tempat tinggal, bahkan 

teologi atau keyakinan. Berbagai macam klasifikasi tentang obyek dakwah diperlukan 

dalam rangka untuk menentukan metode menyampaikan pesan-pesan dakwah, agar 

sesuai dengan kondisi, baik psikologi, sosiologi, politik, aliran, dan juga ekonomi 

obyek dakwah.
33
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Kepada manusia yang belum beragama islam, dakwah bertujuan untuk 

mengajak mereka mengikuti agama islam sedangkan kepada orang-orang yang telah 

beragama islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, islam, dan ihsan.
34

 

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat dipahami bahwa mad’u atau obyek 

dakwah yang merupakan keseluruhan manusia secara realitas, keberadaannya itu 

beragam, dengan kata lain keberagaman manusia yang merupakan obyek dakwah itu 

bersifat taken for greanted, sehingga menjadi penting kiranya kepada pelaku dakwah 

memiliki kepekaan ihwal demikian, kepekaan tersebut mesti dibarengi dengan 

pengetahuan yang mendalam terkait materi dakwah agar dapat menyesuaikan dengan 

obyek dakwah yang beragam tersebut. 

d. Maddah (Materi Dakwah) 

Materi dakwah adalah pesan-pesan atau segala sesuatu yang harus 

disampaikan oleh subyek dakwah kepada obyek dakwah. Materi dakwah meliputi 

seluruh ajaran islam yang termuat dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul.
35

 

Materi dakwah merupakan  salah satu unsur dakwah yang menentukan bagi 

keberhasilan tujuan dakwah. Tujuan seseorang atau lembaga tidak tercapai karena 
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materi dalam pesan-pesannya ditolak. Untuk itu, interaksi dai dengan materi dakwah 

perlu mendapatkan pemecahan.
36

 

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, materi dakwah merupakan instrument 

yang sangat penting untuk keberhasilan aktifitas dakwah. Keberagaman obyek 

dakwah tentu selaras dengan luas dan kompleksnya keseluruhan ajaran islam yang 

merupakan materi dakwah itu sendiri. Olehnya pemetaan kondisi obyek dakwah di 

lapangan akan sangat membantu bagi pelaku dakwah dalam menyampaikan poin-poin 

materi dakwahnya, agar dapat sesuai dengan kebutuhan obyek dakwah dan juga 

mudah untuk dipahami dan diterima. 

e. Washilah (Media Dakwah) 

Media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti perantara, 

tengah atau pengantar.
37

 Dalam bahasa inggris media merupakan bentuk jamak dari 

medium yang berarti yang berarti tengah, antara, rata-rataa. Dari pengertian ini ahli 

komunukasi mengartikan media sebagai alat yang menghubungkan pesan komunikasi 

yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan (penerima pesan). Dalam 

bahasa arab media sama dengan wasilah atau dalam bentuk jamak wasail yang berarti 

alat atau perantara.
38
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Dari uraian singkat di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 

media adalah instrumen perantara terhadap unsur-unsur yang terlibat dalam suatu 

aktifitas tidak terkecuali dengan aktifitas dakwah. Lebih lanjut beberapa media 

dakwah dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1) Syukriadi Sambas, media dakwah adalah instrumen yang dilalui oleh pesan 

atau saluran pesan yang menghubungkan antara dai dan mad’u
39

 

2) Hamzah Ya‟qub, media dakwah adalah alat obyektif yang menjadi saluran 

yang menghubungkan ide dan umat.
40

 Menurut Hamzah Ya‟qub bahwa washilah 

dakwah menjadi lima macam: 

a) Lisan, inilah media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan 

suara. Dakwah denga media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, 

penyuluhan, dan sebagainya. 

b) Tulisan, buku, majalah, surat kabar, surat menyurat (koresponden), spanduk, flash 

card, dan sebagainya. 

c) Lukisan, gambar, karikatur dan sebagainya. 

d) Audio Visual, yaitu alat dakwah yang merangsang indra pendengaran atau 

penglihatan atau kedua-duanya, televise, film, slide, OHP, internet dan sebagainya. 

e) Akhlak, yaitu perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran islam dapat 

dinikmati serta didengarkan oleh mad’u.
41
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Kegiatan dakwah sangat memerlukan media sebagai penghubung antara dai 

dan juga mad’u, keberagaman mad‟u mengharuskan beragamnya pula media dakwah, 

olehnya asumsi lama bahwa kegiatan dakwah hanya identk dengan media lisan, saat 

ini tidak relevan lagi, apalagi era sekarang ditandai dengan kemajjuan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi. 

f. Thariqah (Metode Dakwah) 

Secara etimologis istilah metodologi berasal dari bahasa yunani yaitu metodos 

yang berarti cara atau jalan, dan logos yang berarti ilmu. Secara semantik metodologi 

berarti ilmu yang mempelajari tentang cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai 

tujuan atau memperoleh sesuatu.
42

 

Berdasarkan pada pengertian tersebut metodologi dakwah adalah ilmu yang 

mempelajari cara-cara berdakwah untuk mencapai tujuan dakwah. Menurut Abdul 

karim Zaidan yang dikutip oleh oleh Moh. Ali Aziz, metode dakwah adalah ilmu 

yang terkait dengan cara melangsungkan penyampaian pesan dakwah dan mengatasi 

kendala-kendalanya.
43

 

Metode dakwah memiliki peran yang sangat penting dalam melahirkan 

kebijaksanaan dalam berdakwah. Kebijaksanaan sangat dibutuhkan dalam 

melaksanakan dakwah, hal demikian bertujuan agar pesan-pesan dakwah dapat 

                                                           
42

  Ropingi el Ishaq, Pengantar Ilmu Dakwah : Studi Komprehensif Dakwah dari Teori ke 

Praktik, h. 104 
43

 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 358  



35 
 

 

diterima dengan penuh kesadaran oleh obyek dakwah atau mad’u. Al-qur‟an sendiri 

memberikan petunjuk ihwal metode yang bijaksana dalam berdakwah, sebagaimana 

yang dijelaskan dalam  Qur‟an Surah An-nahl (16) : 125 

                            

                          

     

Terjemahnya :  

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk”.
44

 

Berdasarkan ayat di atas, menunjukkan bahwa Al-qur‟an menetapkan tiga 

pokok metodologi pokok metodologi dalam proses pelaksanaan dakwah. Ketiga 

pokok tersebut, yaitu : 1) Metode al-hikmah. 2) Metode mau’izat al-hasanat . 3) 

Metode mujadala billati hiya ahsan.  

1) Metode al-hikmah 

Al-hikmah menurut etimologi kalimat al-hikmah berasal dari bahasa Arab, 

berakar dari huruf-huruf ha, kaf, dan mim yang mempunyai pengertian dasar 
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mencegah. Mencegah dalam pengertian dasar itu bertujuan untuk memperoleh 

kemaslahatan, atau mencegah dari kerusakan.
45

   

Sementara menurut terminiologi dan pandangan para ulama, di antara mereka 

terdapat pandangan yang berbeda-beda seperti pendapat Ibnu Manzur mengatakan 

bahwa al-hikmah ialah mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sebaik-

baiknya
46

. Oleh karena itu, seseorang yang memproduksi sesuatu benda dengan baik 

dan menguasai cara dan proses produksinya dinamakan dengan hakim yang berarti 

orang yang memiliki al-hikmah. 

Menurut Farid wajdiy, al-hikkmah adalah menetapkan sesuatu pada 

proporsinya, mengandung arti kelembutan dan kenabian. Sementara menurut ibnu 

sina mengatakan  bahwa hikmah ialah mencari diri manusia dengan menggambarkan 

segala urusan dan membenarkan segala hakikat baik bersifat teori maupun yang 

bersifat praktek menurut kemampuan manusia.
47

 

Selain pendapat dua ahli di atas, Ibn al-Qayyim menjelaskan pengertian al-

hikmah adalah mengetahui kebenaran dan melaksanakannya, baik dalam bentuk 

perbuatan maupn dalam bentuk perkataan. Sementara menurut rasyid ridha dalam 

tafsir alqur’an al-hakim. Jilid III menjelaskan pengertian al-hikmah ialah 
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pengetahuan yang benar yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang 

bermanfaat.
48

  

Dengan demikian yang disebut dengan  al-hikmah ada dua, yaitu hikmah 

bersifat ilmu yang menekankan pada kemampuan teoretis dan hikmah bersifat praktis 

berupa tuntutan mengerjakan suatu pekerjaan guna memperoleh suatu cita-cita yang 

ditopang oleh hikmah yang bersifat ilmu. 

Dengan begitu, al-hikmah bersifat ilmu dan al-hikmah bersifat praktis adalah 

dua hal yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena eksistensi 

al-hikmah bersifat ilmu tampak pada pengalaman al-hikmah praktis. Begitu pula al-

hikmah praktis dapat berjalan secara berkelanjutan dan intensif apabila tumbuh 

kesadaran iman yang diproses lewat al-hikmah bersifat ilmu. Al-hikmah praktis inilah 

yang harus diamalkan oleh setiap manusia dengan bentuk dan corak amal yang 

dilakukannya.  

Dari pemaknaan al-hikmah yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami 

bahwa dakwah bi al-hikmah adalah menyeru atau mengajak kepada kebaikan dengan 

cara yang bijak, filosofis, argumentatif, adil dan dilaksanakan dengan penuh 

ketabahan dan kesabaran.  
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Perlu juga untuk dipahami bahwa setelah mempelajari ayat-ayat Al-Qur‟an 

dan sunnah Nabi, para ulama merumuskan sekian syarat dalam melaksanakan amar 

ma‟ruf atau nahi munkar. Menyangkut ma’ruf, misalnya, itu mesti sejalan atau paling 

sedikit tidak bertentangan dengan syariat agama. Sedangkan yang munkar adalah 

yang disepakati oleh ulama bahwa ia terlarang oleh agama. Kalau sesuatu masih 

diperselisihkan kebolehannya maka tidak wajar ia dilarang. 

Fakhruddin Ar-Razi mengemukakan riwayat yang menyatakan bahwa suatu 

ketika sayyidina Ali ibn Abi Thalib melihat sekelompok jamaah melakukan shalat 

sunnah di lapangan sebelum mereka melaksanakan shalat id. Beberapa orang 

mengusulkan agar beliau melarang mereka melakukan demikian. Usul tersebut 

ditolak oleh   sayyyidina Ali walau beliau mengetahui bahwa shalat sunnah sebelum 

shalat id di lapangan tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad saw. Dan juga tidak 

dikenal oleh para sahabat. Beliau menolak dengan alasan, khawatir tergolong yang 

dikecam oleh firman Allah Q.S. Al-„alaq /96: 9-10  

                    

Terjemahannya :  

“Beri tahulah aku yang melarang hamba ketika ia shalat”
49

 

Dari penjelasan riwayat di atas dapat dipahami bahwa dalam kegiatan dakwah 

kita harus bijak dalam menyampaikan pesan keagamaan, mampu menahan diri untuk 
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tidak tergesa-gesa dalam melarang atau memberikan penilaian apalagi pada perkara 

agama yang masih terdapat multipenafsiran atasnya. 

Yang mesti diperhatikan pula sebagaimana penjelasan Imam Nawawi (1233-

1277 M) dalam syarh muslim yaitu dalam mencegah yang munkar, seseorang tidak 

diperkenankan mencari tahu kesalahan orang lain dengan  mengintipnya agar dapat 

menemukan munkar guna mencegahnya. Tidak dibolehkan juga  mencegah kalau 

dapat diduga keras pencegahan itu berdampak lebih buruk dari pada kemunkaran  

yang sedang terjadi, sebagaimana sebuah kaidah berbunyi “menampik kemudaratan 

lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”.
50

 

 Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa dakwah bi al-hikmah 

mesti senantiasa memperhatikan suasana, situasi dan kondisi mad’u. yang 

menggunakan metode yang relevan dan realistis sebagaimana tantangan dan 

kebutuhan, dengan selalu memperhatikan kadar pemikiran dan intelektual, suasana 

psikologis dan situasi sosio kultural mad’u. 

2) Metode al-maw’izah al-hasanahh  

Menurut Ibnu Faris kata maw’izah identik dengan kata takhwif yang berarti 

“menakut-nakuti”. Selanjutnya, kata maw’izah diberi pengertian “memberi peringatan 

dengan cara yang baik dan dapat melunakkan hati”.
51
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Dakwah dengan metode maw’izah al-hasanah sering diartikan dengan  

pelajaran yang baik dan dipraktikkan dalam bentuk cara ceramah keagamaan. Nasihat 

tentang kebaikan adalah kunci dalam metode ini. Sebagai salah satu pengembangan 

konsep ini adalah pemberian materi atau pelajaran yang baik yang dapat mendorong 

seseorang untuk melakukan kebaikan. Di antara pelaksanaan konsep ini adalah 

pelaksanaan pendidikan, baik secara klasikal maupun dalam bentuk sorogan. Namun 

demikian konsep maw’izah al-hasanah tidak sebatas apada ceramah keagamaan 

ataupun pembelajaran.
52

 

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan dakwah maw’izah al-hasanah adalah segala bentuk upaya dan pemberian 

nasihat, wejangan ataupun motivasi kepada orang lain agar kesadaranya terketuk 

untuk melakukan kebaikan. Upaya dalam memberi nasehat kepada kebaikan tersebut 

harus sejalan dengan cara yang baik pula. 

Beberapa ulama memberikan penjelasan terkait dakwah dengan metode 

maw’izah al-hasanah tersebut, Al-Asfahany menjelaskan bahwa maw’izah adalah 

usaha seseorang memberikan nasihat dan peringatan kepada orang lain agar mereka 

mau melaksanakan peerbuatan yang baik. Selanjutnya dikatakan bahwa peringatan 

yang disampaikan itu dilakukan dengan ucapan yang dapat melunakkan hati. 
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Selanjutnya Al-Asfahany menambahkan bahwa maw’izah hendaknya disertai dengan 

peringatan seseorang terhadap akibat perbuatan yang telah dilakukannya. 
53

   

Selain penjelasan dari Al-Asfahany, menurut Abd. Hamid al-Bilal, al 

maw’izah al-hasanah merupakan salah satu manhaj (metode) dalam dakwah yang 

mengajak ke jalan Allah dengan memberikan nasehat atau membimbing dengan 

lemah lembut agar mereka dapat  berbuat baik. Oleh Gassan Hamdun, mengatakan 

bahwa al-maw’izah ialah suatu memberi nasihat kepada seseorang secara langsung 

dapat menyentuh hati, menggugah perasaan, tidak disertai umpatan hardikan.
54

 

Sementara menurut ulama Sayyid Qutb dalam tafsirnya fi zilal al-qur’an, jilid 

IV, mengatakan bahwa maw’izah harus disampaikan dengan pernyataan (baik lisan 

ataupun tulisan) yang halus, penuh kasih sayang dan menyentuh aspek psikologis. 

Selanjutnya da‟i yang menyampaikan itu betul-betul menekankan bahwa maw’izah 

tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara mencela, menghardik, membuka secara 

terang-terangan kesalahan seseorang atau komunitas masyarakat dengan kata-kata 

yang kasar.
55

 

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan maw’izah hasanah adalah metode dakwah dengan cara 
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memberikan wejangan/nasehat kebaikan dalam berbagai bentuk dengan cara yang 

baik pula (persuasif) tanpa adanya unsur paksaan apalagi kekerasan, yang justru 

semakin membuat mad’u semakin jauh dari rangkulan dakwah. Hal demikian 

diabadikan dalam Al-Qur‟an surah Ali-Imran (3) : 159 

                      

                         

                  

Terjemahnya :  

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

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

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakkal kepada-Nya.”
56

 

 

3) Metode Mujadalah  

Menurut terminology al-mujadalah berarti upaya tukar pendapat yang 

dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, tanpa adanya suasana yang mengharuskan 

lahirnya permusuhan diantara keduanya.
57
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Menurut Sayyid Muhammad Tantawi mengatakan mujadalah ialah, suatu 

upaya yang bertujuan mengalahkan pendapat lawan dengan menyajikan argumentasi 

dan bukti yang kuat.
58

 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa yang 

dimaksud dengan metode mujadalah, adalah suatu metode dialog/diskusi dalam 

bentuk bertukar pendapat atau bisa juga silang pendapat (debat) ketika dalam 

menyampaikan suatu pesan. Dalam aktiftas dakwah pun hal demikian (silang 

pendapat) lumrah terjadi, bahkan dari zaman Rasulullah SAW, biasanya fenomena 

demikian terjadi apabila obyek dakwah yang kita jumpai adalah mereka yang 

memiliki taraf pendidikan yang sepadan bahkan lebih daripada subyek dakwah (da‟i) 

atau bisa juga terjadi kepada  ahlul kitab. 

Silang pendapat dalam aktifitas dakwah dengan beberapa pihak mesti disikapi 

dengan bijak. Dialog ataupun debat dilakukan bukan untuk menjatuhkan satu pihak 

dengan maksud ingin memperlihatkan kehebatan atau kemuliaan pihak lainnya, 

namun tujuan dari dialog/debat yang dilakukan ialah untuk sampai pada suatu 

kesepakatan atau konsensus yang dalam term Al-Qur‟an disebut kalimatun sawa’ 

(titik temu). 

Rasulullah saw dalam sejarah dakwahnya diperintahkan untuk mengajak 

kaum Ahli Kitab menuju kepada “kalimat kesamaan” kalimatun sawa’ antara beliau 
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dan mereka, yaitu secara prinsipnya, yaitu pada prinsipnya menuju kepada ajaran 

ketuhanan Ketuhanan Yang Naha Esa atau tawhid. Tetapi juga dipesankan bahwa, 

jika mereka menolak ajakan menuju kepada “kalimat kesamaan” itu , nabi dan para 

pengikut beliau, yaitu kaum beriman, harus bertahan dengan identitas mereka selaku 

orang-orang yang berserah diri kepada Allah (muslimin). 
59

 Perintah tersebut terdapat 

pada surah Ali-Imran (3) : 64 

                         

                         

             

Terjemahnya :   

“Katakanlah:hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 

(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak 

kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun 

dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan 

selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: 

"Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada 

Allah)".
60

 

Selain ayat di atas, dalam Al-Qur‟an juga terdapat ayat lain yang 

menggambarkan perintah kepada dalam dakwahnya kepada ahlu al-kitab, yaitu pada 

surah Al-Ankabut (29) : 46  
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Terjemahnya : 

”Dan janganlah kamu berdebat denganAhli Kitab, melainkan dengan cara 

yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka[1154], 

dan Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan 

kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu 

adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri”.
61

 

pengecualian “orang-orang yang berbuat kezaliman di antara mereka” pada 

ayat di atas dipahami oleh sementara ulama dalam arti terhadap mereka boleh 

melakukan diskusi walau bukan dengan cara yang terbaik namun tetap harus baik.
62

  

Berdasarkan penjelasan mengenai dua ayat di atas dapat dipahami bahwa 

diskusi atau debat yang dilakukan saat berdakwah harus dilakukan dengan keteguhan 

hati dan tentunya penguasaan yang baik terhadap pesan yang didakwahkan agar kita 

tetap mampu berpegang teguh pada keyakinan kita dengan catatan tanpa harus 

memaksakan kehendak kepada pihak pihak lain utamnaya dalam hal ini keyakinan 

agama karena di dalam Al-Qur‟an dijelaskan pada surah Al-Baqarah (2) : 256 
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Terjemahnya :  

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah 

jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang 

ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia 

telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.
63

 

Dari beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam aplikasi metode 

ini, ada watak dan suasana yang khas, yakni bersifat terbuka atau transparan, 

konfrontatif, dan kadang reaksioner. Namun dai tetap bberpegang teguh pada prinsip-

prinsip umum dan watak karakteristik dai dengan bersifat lapang dada.
64

 

Yang perlu diperhatikan pula adalah terhadap orang yang memang telah 

membatu hatinya sehingga menjelma menjadi watak keras kepala, penting untuk 

menghayati pesan orang bijak “ jangan berdiskusi dengan orang yang dapat anda 

kalahkan argumentasinya tapi dia mengalahkan anda dalam sikap keras kepalanya 

menolak kebenaran”. Bahkan, kini sepakat orang-orang bijak berkata tidak usah 

mendiskusikan soal kepercayaan kepada peenganuut agama lain, karena ketulusan 

mereka beragama atau bahkan fanatisme mereka tidak akan menghasilkan titik temu 
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kecuali apa yang diajarkan oleh ayat di atas yakni hentikan dan serahkan kepada 

Yang Mahakuasa untuk menetapkan siapa yang benar atau salah di hari kemudian.
65

 

Dalam konteks Indonesia, kita semua percaya pada ajaran Tuhan Yang Maha 

Esa dengan penerimaan kita terhadap paancasilla, meskipun pmahaman kita terhadap 

makna keesaan-Nya berbeda-beda, olehnya biarlah penafsirannya sesuai dengan 

keykinan masing-masing. Biarkanlah yang Maha Mengetahui yang akan memutuskan 

pemahaman dan keyakinan siapa yang benar, jika demikian sikap terhadap keyakinan 

agama yang paling mutlak, maka tentu demikian juga dengan persoalan-persoalan 

lainnya, apalagi yang penekanannya tidak sebesar keyakinan terrhadap keesaan 

Tuhan.   

B. Tinjauan Pesan Dakwah 

1. Pengertian pesan 

Pesan menurut kamus bahasa Indonesia memiliki arti suruh, perintah, nasihat, 

harus  disampaikan kepada orang lain.
66

 Untuk lebih jelas terkait definisi dari pesan, 

berikut merupakan pendapat beberapa ahli. 

a. Menurut Jalaluddin Rahmat, pesan terbagi menjadi dua yaitu pesan linguistik 

(verbal) dan pesan ekstralinguistik (nonverbal). Adapun pesan linguistik adalah pesan 

melauli bahasa, sehingga pesan diartikan sebagai “alat yang dimiliki bersama untuk 
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mengungkapkan gagasn-gagasan”. Sedangkan pesan ekstralinguistik adalah pesan 

yang dilakukan melalui gerak tubuh, suara, penggunaan ruang personal dan sosial, 

penciuman, sensitivitas kulit dan artifaktual.
67

  

b. Menurut Astrid pesan adalah ide, gagasan, dan informasi atau opini yang 

dilontarkan seorang komunikan kepada komunikator yang bertujuan untuk 

mempengaruhi komunikan ke arah sikap yang diinginkan oleh komunikator.
68

   

c. Menurut Onong  Uchiyana Efendi pesan adalah seperangkat lambang bermakna 

yang disampaikan oleh komunikator.
69

 

Berdasarkan uraian definitif dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan pesan adalah instrumen komunikasi dalam bentuk 

verbal maupun nonverbal yang digunakan untuk mengutarakan niat, ide ataupu 

gagasan dengan maksud mempengaruhi orang  lain. 

2. Pengertian Pesan Dakwah 

Pesan dakwah secara khas adalah pesan yang bersumber dari keseluruhan 

ajaran islam yang berumber dari Al-Qur‟an.
70

  Jika mengacu pada penjelasan 

tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa pesan dakwah itu begitu luas dan kompleks 
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berdasarkan kompleksitas ajaran islam dan juga luasnya samudera pengetahuan yang 

ada dalam Al-qur‟an. 

Karena ajaran islam yang bersumber dari Al-Qur‟an itu begitu luas dan 

mendalam, olehnya banyak ulama menggambarkan ajaran islam mengandung tiga 

unsur pokok yaitu Akidah/kepercayaan, Syariah/pengamalan ketetapan hukum, dan 

Akhlak/budi pekerti.
71

  

a. Akidah (kepercayaan) 

Menurut bahasa aqidah berasal ai bahasa Arab yaitu ‘aqada-yaqidu-uqdatan-

wa ‘qidatan artinya ikatan atau perjanjian. Akidah merupakan simpulan, yakni 

kepercayaan yang tersimpul di hati. Aqaid adalah jama‟ dari akidah. Dengan 

demikian dapat disimpulkan perkataan aqaid, I‟tiqada adalah kepercayaan (keimanan) 

yang tersimpul di dalam hati.
72

 

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dipahami bahkan yang dimaksud 

dengan akidah adalah sebuah keyakinan atau kepercayaan yang bersemayam kuat di 

dalam hati sanubari seseorang. Dalam esensi ajaran islam akidah yang dimaksud 

adalah keyakinan atau kepercayaan akan wujud yang menguasai seluruh dimensi 

alam raya ini, wujud yang dimaksud adalah Tuhan Yang Maha Esa (dalam tradisi 

agama islam dikenal dengan sebutan Allah). Keyakinan demikian dalam ajaran islam 

dikenal dengan Tauhid. 

Edi AH Iyubenu mengutip imam Junaid Al-Baghdadi, beliau pernah ditanya 

oleh seseorang apa itu tauhid. Beliau menjawab dengan menukil ungkapan terkenal 
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Abu Bakar Ash-Shidiq : “Mahasuci Allah yang telah memberikanku 

ketidakmampuan untuk mengetahuinya kecuali dalam ketidakmampuan itu aku 

diberinya pengetahuan tentangNya”.
73

 

Selain mengutip imam Junaid Al-Baghdadi, Edi AH Iyubenu juga mengutip 

Syekh Abdul Qadir jailani qaddasahullah ketika ditanya tentang tauhid, beliau 

mengatakan : al-tabarra’u minal hauli wal quwwah, terbebaskannya diri dari merasa 

mampu (menjalankan kebaikan dan meninggalkan keburukan) dan merasa kuat 

(menjalankan kebaikan dan meninggalkan keburukan).
74

 

Berdasarkan dua penjelasan dari ulama besar di atas, dapat dipahami bahwa 

yang dimaksud dengan tauhid adalah kesadaran yang mengakar dalam hati sanubari 

akan keterlibatan tuhan pada setiap usaha yang kita lakukan dalam menjalani hidup, 

keyakinan yang dimaksud demikian tentunya bukan keyakinan yang bersifat pasif 

seperti orang-orang yang berpaham deterministik atau dalam sejarah pemikiran islam 

dikenal dengan paham kaum jabariyah yang secara ekstream menihilkan usaha 

manusia sama sekali, tetapi keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan bahwa  

setiap kehendak dan usaha yang dilakukan oleh manusia harus disertakan dengan 

berserah diri kepada kehendak Tuhan (tawakkal). 

Quraish shihab menjelaskan bahwa akidah haruslah sesuatu yang bersumber 

dari : 

1) Al-Qur‟an yang maknanya pasti-tidak mengandung kemungkinan makna lain. 
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2) Sunnah Nabi Muhammad Saw. Yang disampaikan banyak orang yang 

jumlahnya meyakinkan sehingga mereka tidak mungkin bersepakat untuk berbohong. 

Maknanya pun harus jelas dan pasti. 

Karena itu makna ayat-ayat Al-Qur‟an yang diperselisihkan maknanya oleh 

parapakar, apalagi Sunnah Nabi saw, tidak dinilai sebagai sesuatu yang dinamai 

akidah yang berpotensi menggugurkan keislaman seseorang.
75

  

Berdasarkan uraian di atas, perlu diperhatikan bahwa untuk menilai sesuatu 

yang disebut akidah diperlukan indikator yang jelas/pasti, olehnya rujukan akidah 

tidak berlaku pada teks-teks agama yang bersifat mutasyabih (multitafsir). Olehnya 

tidak diperkenankan untuk menghakimi akidah seseorang dengan ayat-ayat yang 

masih multitafsir. 

Selain uraian di atas, Quraish Shihab juga menekankan bahwa objek 

kepercayaan tidak harus terjangkau hakikatnya oleh akal, karena sebagaimana 

dinyatakan sementara pakar : “Anda harus percaya bukan karena tahu, tetapi karena 

tidak tahu” Namun demikian,perlu menjadi catatan bahwa apa yang islam wajibkan 

untuk kita percayai bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan akal. Memang apa 

yang terlintas dalam benak dapat merupakan sesuatu yang logis, dipahami, dan 

diterima baik oleh akal. Ada juga yang sebaliknya, ditolaknya karena tidak logis. Ada 

pula yang tidak dipahami akal tetapi akal tidak menolaknya. Bentuk ketiga inilah 

yang dinamai supra rasional.
76

 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa akidah/ 

kepercayaan tidak mutlak dapat diperoleh sepenuhnya oleh kemampuan akal, tetapi 

tidak dibenarkan pula jika bertentangan atau tertolak oleh akal. 
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Sementara menurut Ali Aziz, materi akidah ini memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut :  

Keterbukaan. Ciri ini direpresentasikan dengan keharusan melakukan 

persaksian (syahadat) bagi yang hendak memeluk islam. Persaksian ini sebagai 

bentuk penegasan identitas di hadapan orang lain. 

1) Cakrawala pemikiran yang luas. Dalam konsep keimanan diperkenalkan dan 

harus diyakini bahwa pengakuan ketuhanan adalah kepada tuhan seluruh kelompok 

manusia dan bahkan makhluk yang ada di alam semsta. 

2) Kejelasan dan kesederhanaan konsep keimanan. Sistem keimanan dalam islam 

adalah sederhana dan mudah dipahami. 

3) Keterkaitan erat antara iman dan amal, antara keyakinan dan amal sebagai 

manifestasi dari keimanan seseorang. Sehingga seseorang tidak dapat diakui 

keimanannya jika hanya mengucapkan syahadat sementara tidak melakukan 

perbuatan sebagaimana dituntut dalam sistem keimanan.
77

 

Dari uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa ciri dari akidah itu diawali 

dengan keteguhan atau kemantapan hati untuk melakukan persaksian atas keyakinan 

yang dianut. Peneguhan hati menjadi sangat penting karena hati merupakan instrumen 

diri yang sangat rentan dan mudah untuk berubah-ubah atau berbolak-balik, olehnya 

doa yang dianjurkan untuk dipanjatkan kaitannya dengan kerentanan hati adalah 

permohonan agar hati senantiasa diarahkan kepada agama dan ketaatan. Demikian 

mengapa keteguhan hati menjadi pondasi utama dari akidah seseorang. Keteguhan 

hati mesti didukung atau diperkuat dengan kedalaman pengetahuan khususnya 
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pengetahuan pada dimensi ketuhanan. Maka akidah harus ditopang oleh harmonisasi 

antara hati dan akal seseorang. 

Selain ciri di atas,  akidah seseorang juga mesti dipersaksikan dengan ucapan 

lisan dengan maksud agar diketahui oleh orang lain sebagai bentuk informasi akan 

identitas. Hal demikian dilakukan agar kiranya dalam menjalani kehidupan sosial-

masyarakat, hak kita ataupun hak orang lain dapat terpenuhi dan dihargai dengan 

baik. Olehnya perbedaan identitas dalam masyarakat yang tersampaikan melalui 

persaksian lisan ataupun simbol-simbol tertentu tidak dimaksudkan untuk saling 

menegasikan apalagi mengklaim kebenaran masing-masing pihak akan tetapi 

dimaksudkan untuk saling terbuka dan menghargai sebagai wujud tenggang rasa, 

welas asih dan toleransi satu sama lain. 

Adapun ciri yang juga penting pada dimensi akidah adalah implementasinya 

pada kemanusiaan. Keyakinan bahwa hanya Tuhan yang Maha kuasa, semestinya 

mendorong seseorang untuk menempatkan diri setara dengan manusia lain atau 

dengan kata lain memanusiakan manusia. Masih sangat banyak kita jumpai berbagai 

macam bentuk diskriminasi, marginalisasi, dan intimidasi sesama manusia. 

Bagaimana mungkin Tuhan yang kuasanya meliputi seluruh jagad semesta masih 

tetap mencurahkan rahman dan rahimNya kepada manusai setiap saat sementara 

manusia yang begitu lemah dihadapan kuasa tuhan justru saling menindas satu sama 

lain, bukankah demikian seakan-akan menentang kuasa Tuhan. Maka penting untuk 

menghayati ungkapan dari Nurcholis Madjid yang menegaskan “ketuhanan tanpa 

kemanusiaan itu dikutuk oleh tuhan”
78

. Olehnya berdasarkan uraian di atas maka 
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dapat disimpulkan bahwa muara dari akidah seseorang adalah dengan cara memeluk 

kemanusiaan. 

b. Syariah (pengamalan ketetapan hukum) 

Konsep “syariah” atau “syar” semula kata ini berarti “jalan menuju ke sumber 

air” yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara harfiah kata kerja 

syara’a berarti menandai atau menggambar atau menggambar jalan yang jelas 

menuju sumber air. Dalam pemakaiannya yang bersifat religius, kata ini mempunyai 

arti jalan kehidupan yang baik yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara 

fungsional dan dalam makna yang konkrit, yang ditujukan untuk mengarahkan 

kehidupan manusia.
79

 

Selain pengertian etimologi/harfiah di atas, syariah dapat dipahami melalui 

pegertian dari beberapa ahli, Quraish shihab menjelaskan bahwa unsur yang berkaitan 

dengan pengamalan dinamai syariah. Ia adalah sekumpulan ketentuan hukum yang 

Allah dan/Rasul saw tentukan (atas izinnya) yang berfungsi mengarahkan kegiatan 

praktis seorang muslim.
80

 

Sementara Ropingi el-Ishaq menjelaskan bahwa syariat, yaitu serangkaian 

tuntunan atau ajaran islam menyangkut tentang tata cara beribadah, baik langsung 

ataupun tidak langsung, meliputi pola hidup sehari-hari khususnya menyangkut hal-

hal yang boleh dan tidak boleh, yang dilarang, dianjurkan dan dibolehkan, sebagai 

seorang muslim. Syariah islam merupakan seperangkat sistem ibadah sebagai 

manifestasi keimanan seseorang.
81
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Berdasarkan dua uraian dari ahli di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan syariah adalah seperangkat hukum yang mengatur seluruh pola hubungan 

hidup manusia, hubungan manusia secara vertikal (kepada tuhan) dan juga hubungan 

manusia secara horizontal ( sesama manusia dan juga alam raya). 

Fazlur rahman menjelaskan bahwa konsep syariah sendiri mengalami 

perkembangan, sejak awal mulanya tujuan praktis tertentu telah merupakan bagian 

dari konsep syariah : jalan yang ditetapkan oleh tuhan. Dimana manusia harus 

mengarahkan hidupnya untuk merealisir kehendak tuhan. Ia adalah konsep praktis 

yang berhubungan dengan tingkah laku pribadi an sich. Tetapi di sini menyangkut 

seluruh tingkah laku spiritual, mental dan fisik. Dengan demikian hal ini meliputi 

baik keyakinan maupun praktek : membenarkan dan meyakini adanya Tuhan adalah 

bagian dari syariah, sebagaimana kewajiban shalat, puasa, dan sebagainya. 

Selanjutnya segala transaksi hukum dan sosial serta semua tingkah laku pribadi 

tergolong dalam syariah sebagai prinsip keseluruhan cara hidup yang komprehensif.
82

 

Dalam periode paling awal setelah Rasulullah, dikenal dua sember atau 

metode untuk menjelaskan syariah. Yang pertama adalah sumber tradisional, yang 

sudah diketahui otoritasnya, yakni Al-Qur‟an dan sunnah Rasul yang berfungsi 

sebagai dasar-dasarnya. Tetapi karena sumber otoritatif yang diketahui tersebut jelas 

tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dari generasi-generasi 

berikutya, maka prinsip kedua yang berupa akal dan pemahaman manusia hampir 

sejak mulanya sudah diakui. Prinsip pertama disebut disebut ilmu (dalam bahasa 
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Arab : ilm), dan prinsip kedua disebut pengertian atau pemahaman (dalam bahasa 

Arab : fiqh).
83

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa perbedaan syariah pada 

awal mulanya dengan fiqh terletak pada sumber rujukannya, jika awal mula rujukan 

konsep syariah bersumber pada otoritas Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul, maka fiqh 

adalah hasil interpretasi  terhadap rujukan awal (Al-Qur‟an dan sunnah) tersebut yang  

membutuhkan keterlibatan nalar dan analisa sosio-kultural. Jika sumber rujukan dari 

apa yang disebut fiqh adalah pendapat pribadi dari seorang ulama yang tentunya 

memiliki bias akan subyektifitas ulama tersebut, maka menjadi wajar jika lahir 

berbagai macam aliran dalam fiqh, dan dari berbagai macam aliran tersebut 4 imam 

besar (Imam Abu-Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad bin Hanbal) 

menjadi rujukan paling populer utamanya bagi masyarakat muslim indonesia yang 

Sunni. 

Fleksibilitas akan rujukan umat islam yang disebut fiqh sebagaimana 

pengertian Budi Munawar Rahman bahwa fikih hanyalah sebuah kompilasi aturan 

yang tidak diikat oleh ruang dan waktu.
84

Semestinya disikapi dengan bijaksana, 

terbuka dan tidak disikapi dengan cara fanatik. Hanya saja di dunia islam, masyarakat 

lebih cenderung menjadi masyarakat fiqh oriented. Artinya kehidupan mereka sangat 

terikat dengan melihat kitab-kitab fikih yang ada lalu mengaitkan hukum-hukum di 

dalamnya dengan setiap aktivitas yang mereka lakukan. Akibatnya banyak 

masyarakat yang saling bersinggungan mempersoalkan perbedaan-perbedaan 

                                                           
83

 Fazlur Rahman, Islam, h. 141-142 
84

 Budi Munawar Rahman, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Jakarta : 

Paramadina, 1994), h. 373 



57 
 

 

furui’yah yang terjadi sebagai efek dari anutan mazhab fikih yang berbeda satu sama 

lainnya. 
85

 

Pertentangan yang terjadi demikian diakibatkan karena masih banyaknya 

pemahaman umat islam yang menganggap bahwa rumusan fikih dari pada ulama 

klasik menjadi rujukan final dan berlaku di setiap dimensi ruang dan waktu tanpa 

mempertimbangkan arus dan fenomena perubahan yang menjadi fakta sejarah. Hal 

demikianlah yang coba diluruskan oleh salah satu cendekiawan muslim sekaligus 

guru besar UIN Alauddin Makaasar, Qasim Mathar. 

Dalam pandangan Qasim Mathar, para teoritis fikih masa lalu sering 

merumuskan hukum di “belakang meja” tanpa terlebih dahulu membaca situasi dan 

kondisi di mana hukum itu difatwakan. Idealisme keagamaan lebih ditekankan 

daripada realitas sektoralnya. Akibatnya produk hukum sering tidak sesuai dengan 

kebutuhan manusia. Dalam kaitan ini, tampaknya Qasim Mathar lebih 

mengedepankan realitas sosial daripada idealisme normatif dalam menentukan 

sebuah produk hukum. Orientasi hukum Qasim Mathar  terfokus kepada 

homosentrisme, bukan teosentrisme. Artinya produk hukum harus berdasarkan pada 

kondisi real yang terjadi di masyarakat, bukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum 

yang melangit.
86

 

Meminjam istilah Hamka Haq saat memberikan materi kuliah fiqh/ushul fiqh 

pada mahasiswa angkatan IV Pps. IAIAN Alauddin Makassar, menurutnya sebagian 

fuqaha masa lalu membuat hukum seperti mereka banyak membuat pakaian jadi 
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(konvensi) dengan berbagai ukuran tanpa pernah mengukur ukuran pakaian tersebut 

kepada orang yang membutuhkan di masyarakat. Akibatnya, di samping tidak efisien 

, juga banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
87

 

Dari penjelasan mengenai sudut pandang konstruksi filsafat hukum islam di 

atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa demi menjaga nilai rahmatan lil alamin 

(Rahmat bagi sekalian semesta) dan juga aspek shahih li kulli zaman wal makan 

(kesesuai di setiap zaman dan tempat) dari islam itu sendiri. Maka perlu kesadaran 

untuk tidak terkungkung pada idealisme normatif teks agama tanpa melihat kondisi 

realitas zaman yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi 

yang meniscayakan perubahan-perubahan yang sangat cepat. 

Sementara Mustari Mustafa menjelaskan bahwa tahapan syariat adalah 

tahapan di mana seseorang bahkan kaum sufi tetap melasanakan kewajiban-

kewajiban hukum yang biasa dikenal dengan istilah fikih islam. Jadi memahami 

syariat dalam konteks ini adalah bahwa siapapun seorang muslim termasuk kaum sufi 

sekalian tetap terikat pada hukum-hukum yang disepakati oleh kaum fuqaha 

meskipun mereka telah sampai pada derajat ma‟rifat.
88

 

 Berdasarkan urain singkat dari mustari mustafa di atas, dapat dipahami bahwa 

meskipun terdapat perbedaan yang kontras dari segi konsep dan rujukan antara 

syariah dan juga fiqh , namun dalam dimensi praktis antara keduanya tetap 

komplementer satu sama lain. oleh karena itu, untuk dapat menerapkan hukum islam 

dengan baik, selain mesti memahami syariah, penting juga untuk memiliki 
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pengetahuan yang cukup tentang fiqh (tanpa mesti fanatik pada satu aliran mazhab 

fikih tertentu) 

c. Akhlak (Budi pekerti) 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata akhlak diartikan dengan 

budi pekerti. Kata ini terambil dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari 

kata khuluq. Pada mulanya ia bermakna ukuran, latihan, dan kebiasaan. Nah, dari 

makna pertama (ukuran) lahir kata makhluk, yakni ciptaan yang mempunyai ukuran 

tertentu, sedang dari makna kedua (latihan) dan ketiga (kebiasaan) lahir sesuatu 

(positif maupun negatif) yang dapat dilakukan dengan mudah tanpa merasa terpaksa 

akibat latihan dan pembiasaan.
89

 

Quraish shihab menjelaskan, sementara pakar merumuskan bahwa akhlak 

adalah sifat dasar yang telah terpendam di dalam diri dan tampak ke permukaan 

melalui kehendak/kelakuan dan terlaksana tanpa keterpaksaan oleh satu dan lain 

sebab. Dapat juga dikatakan bahwa akhlak dari segi tujuannya merupakan 

sekumpulan nilai yang harus diindahkan manusia dalam kegiatannya. Demi 

tercipanya hubungan harmonis dengan selainnya, bahkan demi meraih kebahagiaan 

pribadi dan masyarakat.
90

 

Ibnu Maskawih dalam kitabnya tanzib al-akhlaq, sebagaimana dikutip oleh 

Ali Aziz menyatakan bahwa Akhlak diartikan sebagai keadaan jiwa yang mendorong 

seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tanpa memerlukan pemikiran. 

Sedangkan Al-Ghazali mengartikan akhlak sebagai suatu sifat yang tetap pada 
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seseorang, yang mendorong untuk melakukan perbuatan yang mudah tanpa 

membutuhkan sebuah pemikiran.
91

 

Nabi Muhammad saw datang membawa ajaran islam yang mengajarkan aneka 

kebajikan terhadap sekian banyak objek. Beliau menyimpulkan aneka kebajikan yang 

beliau bawa itu dengan sabdanya : al-Birru husn al-khuluq  [kebajikan adalah budi 

pekerti luhur (HR. Muslim)]. Jika demikian tidaklah meleset kalau dikatakan bahwa 

islam adalah budi pekerti luhur.
92

 

Akhlak yang diajarkan islam bersifat menyeluruh, menyangkut segala aspek 

kegiatan manusia sesuai dengan salah satu ciri/karakteristik ajarannya yakni asy-

Syumul / menyeluruh mencakup segala aspek kegiatan, bahkan kegiatan manusia 

yang berada di luar kontrolnya seperti saat bersin ada akhlaknya. Bahkan ada akhlak 

yang hendaknya ditampilkan seorang muslim ketika mendengar orang lain bersin atau 

ketika mendengar guntur bergelegar. Walhasil, tuntunan akhlak yang diajarkan islam 

mengarah kepada Allah, kepada manusia, bintang, tumbuh-tumbuhan bahkan alam 

raya dan benda-benda tidak bernyawa.
93

 

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat dipahami  bahwa akhlak adalah sifat 

yang mantap dalam diri seseorang/ kondisi kejiwaan yang dicapai setelah berulang-

ulang latihan dan dengan membiasakan diri melakukannya dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari dengan tujuan meraih kemaslahatan hidup bersama. Dari situ 

dapat disimpulkan bahwa muara dari nilai-nilai keluruhan akhlak tidak hanya 

                                                           
91

 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 117-118 
92

 Qurais Shihab, Islam yang Saya Anut : Dasar-dasar Ajaran Islam, h. 311 
93

 Qurais Shihab, Islam yang Saya Anut : Dasar-dasar Ajaran Islam, h. 313 



61 
 

 

memperbaiki pribadi seseorang tapi juga memajukan kehidupan suatu 

masyarakat/suatu bangsa bahkan merawat keharmonisan alam semesta. 

Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa para ulama gemar memperingatkan 

bahwa kejayaan suatu bangsa tergantung kepada keteguhan akhlak, budi pekerti, atau 

moral bangsa itu. Biasanya peringatan itu dikaitkan dengan adagium berbentuk syair 

syair Arab, yang artinya, “sesungguhnya bangsa-bangsa itu tegak selama akhlaknya 

tegak, dan jika akhlaknya runtuh, maka runtuh pulalah bangsa-bangsa itu”.
94

 

Indonesia sendiri sebagai suatu bangsa dengan jumlah penduduk muslim 

terbesar di dunia, apakah sudah sampai pada kondisi sebagai bangsa yang maju 

karena ditopang oleh keteguhan akhlak dan kekuatan moral atau justru sebaliknya?. 

Nurcholish Madjid pernah mengutip dalam tulisannya sebuah pengelompokan yang 

dilakukan oleh Gunnar Myrdal pada aspek etika sosial suatu negara, dan 

pengelompokan tersebut terbagi menjadi negeri tegar (tough state) dan negeri lunak 

(soft state), salah satu negara yang masuk pada kategori “negeri tegar” adalah negeri 

jepang dengan tradisi seorang pejabat yang mengundurkan diri dari jabatannya karena 

melakukan kesalahan fatal, misalnya korupsi, bahkan ada yang menusuk perutnya 

dengan pedang (hara-kiri) Sementara indonesia sendiri dikategorikan oleh Gunnar 

Mydral sebagai “negeri lunak” dari segi etika sosial.
95

 

Dari penjelasan sebelumnya, dapat diutarakan sebuah pertanyaan bahwa 

bagaimana bisa negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia namun 

dikategorikan sebagai negara yang lemah dari segi akhlak sosial, sementara akhlak 
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merupakan salah satu dari esensi ajaran islam?. Seorang pemikir muslim reformis 

dari Mesir, Muhammad Abduh terkenal dengan sebuah ungkapannya “Aku telah 

mengelilingi negeri arab (islam) dan aku menemukan muslim tetapi belum 

menemukan islam, dan aku telah mengelilingi negara barat (non-islam) dan aku 

menemukan islam tetapi belum menemukan muslim”. Dari ungkapan yang cukup 

terkenal tersebut dapat dipahami bahwa islam yang dimaksud oleh Abduh yang tidak 

ditemukan pada negeri Arab/islam tetapi hanya ditemukan di negeri barat/non-islam 

adalah islam yang substansial dan bukan islam secara aksidental/merk luar. Islam 

yang substansial adalah islam yang diperkenalkan secara kualitas dalam nilai-nilai 

akhlak/moral seperti kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, disiplin dan sebagainya 

dan bukan islam yang diperkenalkan secara kuantitas atau dari segi aksidental seperti 

sistem formal negara islam atau yang biasa disebut sistem khilafah ataupun jumlah 

masyarakat muslim di dalam negara tersebut. Maka wajar saja meskipun indonesia 

sebagai negara mayoritas muslim tapi akhlak/etika sosialnya begitu lemah, bisa jadi 

karena islam yang dijalankan di negara ini belum menyentuh islam secara substansial.  

Wakil presiden Republik Indonesia yang pertama Moh. Hatta menggunakan 

istilah “Islam garam” yang diteteskan ke dalam secangkir air untuk menjelaskan  

Islam yang substansial yaitu Islam yang dapat dirasakan efeknya secara langsung, dan 

menggunakan istilah “Islam gincu” yang diteteskan juga ke dalam secangkir air untuk 

menggambarkan islam yang aksidental atau Islam yang hanya mengutamakan 

tampakan luar namun hambar dari segi dampak rasanya. Olehnya dalam suatu negara 

akhlak yang luhur menjadi sangat penting untuk dirawat daripada menyibukkan diri 

untuk meng-kampanyekan suatu sistem negara islam formal yang disebut dengan 

sistem khilafah. 
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Sebagaimana penjelasa di atas, yang mesti ditekankan adalah bahwa ketiga 

unsur (akidah, syariah, akhlak) mestinya menyatu, ibadah tidak sah tanpa memercayai 

akidah islam, akidah menuntut yang memercayainya untuk mengamalkan tuntunan 

ibadah, dan baik akidah dan syariah tidak boleh dilepaskan dari akhlak. 
96

 

Di dalam Al-Qur‟an terdapat penjelasan mengenai konektivitas dari ke tiga 

unsur (akidah, syariah, akhlak) yang merupakan esensi ajaran islam, dijelaskan pada 

surah Al-baqarah (2) : 177 

                            

                          

                     

                        

                            

       

Terjemahnya:  

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 

suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman 

kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-

orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan 

shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya 

apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 

penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar 

(imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.
97

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kebaikan yang 

dimaksud  bagi orang yang benar imannya dan bertakwa adalah kebaikan yang 
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mengandung keterkaitan antara ketiga unsur dari esensi  ajaran islam yaitu akidah 

(beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab, dan Nabi), syariah 

(mendirikan shalat, menunaikan zakat), dan akhlak (menepati janjinya, dan 

bersabar). 

Berdasarkan uraian mengenai pesan/materi dakwah yang mencakup ke tiga 

unsur dari esensi ajaran islam yang disebutkan di atas, kesimpulan yang dapat ditarik 

adalah klasifikasi dari pesan/materi dakwah bertujuan untuk menjadikan pesan 

dakwah menjadi lebih bervariasi dan tidak monoton. Meski ketiga unsur dari pesan 

dakwah saling terkait satu sama lain, namun pada satu sisi keragaman mad’u atau 

objek dakwah tidak bisa dipungkiri. Olehnya variasi pesan dakwah dimaksudkan 

sebagai upaya penyesuaian isi dakwah dengan obyek dakwah, karena tidak mungkin 

dakwah kepada masyarkat muslim yang telah menjalankan tuntunan syariah seperti 

shalat, puasa, zakat dengan isi pesan dakwah akidah untuk mengenal Tuhan, 

sebagaimana tidak mungkin dakwah kepada mereka yang baru ingin mengenal islam 

(non-islam) dengan isi pesan dakwah mengenai keseluruhan tuntutanan-tuntunan 

ibadah syariah Islam. 

C. Tinjauan Pengorganisasian Pesan Dakwah 

Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan alat-alat, tugas- 

tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu 

organisasi yang dapat digerakkan sebagian suatu kesatuan dalam rangka mencapai 

suatu tujuan yang telah di tentukan.
98

 Selain itu pengorganisasian dakwah juga dapat 

diartikan sebagai penggelompokkan kegiatan dakwah yang telah dirumuskan atau 
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direncanakan yang desepakati. 

Pengorganisasian dalam proses dakwah sangat penting sebab dengan proses 

pengorganisasian akan menghasilkan sebuah rumusan yang terstruktur dalam 

organisasi dakwah, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Dengan tataran 

tersebut dimana masing- masing organisator akan mendukung usaha kerjasama 

dengan mengetahui masing- masing pekerjaan yang akan dilaksanakan, kemudian 

sampai sejauh mana juga wewenangnya diterapkan satu sama lainnya dalam rangka 

usaha kerjasama tersebut. hal ini sebagimana juga diilustrasikan dalam QS. Ash-

Shaff  /61:4 

                         

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 

barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 

tersusun kokoh”.
99

 

Quraish Shihab, dalam Tafsir Al-Misbah mengemukakan bahwa setelah 

memyebut apa yang dibenci Allah swt., disebutnya apa yang disukai-Nya dengan 

menyatakan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang dijalan-Nya 

yakni yang menegakkan agama-Nya dalam bentuk satu barisan yang kokoh dan 

saling terkait dan menyatu jiwanya lagi penuh disiplin seakan-akan mereka karena 

kukuh dan saling kaitannya satu dengan yang lain bagaikan bangunan yang tersusun 

rapi.
100
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Selain pengorganisasian aktfitas dakwah yang telah dijelaskan di atas dengan 

tujuan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dakwah. Yang penting untuk diperhatikan 

juga adalah pengorganisasian atau pengelompokan pesan dakwah. Pengorganisasian 

pesan dakwah menjadi sangat penting dalam kegiatan dakwah karena mad’u atau 

objek dakwah yang akan dihadapi dalam kegiatan dakwah adalah beragam, olehnya 

penyampaian dakwah mesti disesuaikan dengan keberagaman mad’u berdasarkan 

kebutuhan. Karena jika pesan dakwah dibuat seragam atau monoton, dan tidak sesuai 

dengan kebutuhan mad’u maka potensi penerimaan pesan dakwah akan semakin 

kecil, sebagaimana sebuah ungkapan bijak berbunyi “ jangan tersenyum kepada 

orang yang buta dan jangan berbisik kepada orang yang tuli”. 

Arifuddin mengorganisasikan pesan dakwah berdasarkan jenis mad’u yang 

dibagi menjadi 3 kelompok yaitu : orang-orang kafir, ahl al-kitab, orang beriman.
101

 

Pesan kepada kelompok pertama dan kedua (orang-orang kafir dan ahl al-kitab) 

adalah pesan yang berdimensi akidah yaitu meyakini tuhan yang esa serta meyakini 

kerasulan Muahmmad. Sedangkan pesan dakwah kepada kelompok yang ketiga yaitu 

orang-orang beriman (muslim) lebih kepada optimalisasi pengamalam syariat dan 

juga akhlaq.  
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BAB III 

KONSTRUKSI PEMIKIRAN ISLAM NURCHOLISH MADJID DALAM 

NASKAH NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN (NDP) HMI 

 

A. Islam dan keindonesiaan 

Nurcholish Madjid atau yang akrab disapa Cak Nur merupakan Cendekiawan 

muslim Indonesia yang semasa hidupnya cukup aktf dalam memberikan kontribusi 

pemikirannya untuk umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia. Kontribusi 

pemikiran Cak Nur banyak dituangkan dalam bentuk jurnal dan buku, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa menulis merupakan salah satu aktifitas yang digemari oleh Cak 

Nur. Kesenangan Cak  Nur dalam menulis sudah mulai terlihat saat Cak Nur masih 

aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Saat menjabat sebagai 

ketua umum HMI cabang Ciputat, Cak Nur menulis sebuah risalah kecil berjudul 

“Dasar-Dasar Islamisme”, selain dasar-dasar islamesme,  salah satu karya Cak Nur 

yang cukup monumental adalah naskah Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) 

Himpunan Mahasiswa Islam  yang ditulis pada tahun 1969 saat Cak Nur menjabat 

sebagai ketua umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam. 

Gagasan yang coba dituangkan oleh Cak Nur dalam naskah NDP Himpunan 

Mahasiswa Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi dimana nilai atau ajaran 

dalam naskah tersebut ingin diterapkan yaitu di Indonesia, olehnya gagasan 

keislaman yang coba dituangkan oleh Cak Nur dalam naskah NDP Himpunan 
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Mahasiswa Islam adalah gagasan keislaman dan keindonesiaan. untuk mendukung 

keterangan tersebut , ada beberapa poin yang dapat dijadikan rujukan 

1. Periodisasi pemikiran Nurcholish Madjid 

Sebagai seorang pemikir besar, tentunya Cak Nur terus mengalami 

perkembangan intelektual yang dinamis, olehnya gagasan Cak Nur mengenai 

keislaman juga memiliki periodisasi sendiri. Budhy Munawar Rahman saat 

mengkalsifikan periode pemikiran Nurcholish Madjid menjadi dua periode yaitu 

periode I : pemikiran keislaman dan keindonesiaan (1965-1978) dan periode II : 

pemikiran keislaman dan kemodernan (1978-2005)
1
, karena NDP dituliskan Cak Nur 

pada tahun 1969, maka secara otomatis Budhy memasukkan NDP sebagai karya Cak 

Nur pada periode pemikiran keislaman dan keindonesiaan. pada fase periodisasi 

pertama Cak  Nur juga menulis gagasan mengenai sekularisasi dan keharusan 

pembaharuan pemikiran Islam  sebagai respon terhadap kejumudan berpikir umat 

Islam di Indonesia. 

 Adapun fase kedua yaitu keislaman dan kemodernan adalah fase pemikiran 

Cak Nur setelah balik dari Universitas Chicago Amerika serta mendapat kesempatan 

dibimbing langsung oleh pemikir muslim Fazlur Rahman. Pada fase ini Cak Nur 

banyak mengelaborasi isu atau paham humanism Islam, demokrasi, HAM, serta 

pluralisme. 

                                                           
1
 Budhy Munawar Rahman, Karya Lengkap Nurcholish Madjid : Keislaman, Keindonesiaan, 

Kemodernan (Jakarta : Nurcholish Madjid Society (NCMS), 2019) h. xxxii 



69 
 

 

Selain keterangan Budhy Munawar Rahman di atas, keterangan yang sama 

juga disampaikan oleh Prof. Dr. Mustari Mustafa, M.pd., Guru besar Filsafat 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar saat diwawancarai langsung oleh 

penulis, yang menjelaskan bahwa NDP Himpunan Mahasiswa Islam yang ditulis oleh 

Cak Nur merupakan gagasan Cak Nur mengenai “Islam dan keindonesiaan pada 

segmen gerakan atau perjuangan mahasiswa”. Menurut Guru besar Filsafat tersebut 

NDP tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya tolok ukur pemikiran Cak Nur secara 

menyeluruh, karena selepas dari aktivitas kemahasiswaannya Cak Nur mengalami 

perkembangan pemikiran yang cukup signifikan.
2
 

Beberapa keterangan di atas menjelaskan bahwa gagasan keislaman yang 

dituangkan oleh Cak Nur dalam naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam adalah 

gagasan keislaman yang dapat merespon situasi Indonesia atau dapat juga disebut 

sebagai gagasan keislaman dan keindonesiaan 

2. Alasan perumusan NDP Himpunan Mahasiswa Islam 

Sebagai sebuah warisan intelektual sekaligus pedoman ideologis organisasi 

Himpunan Mahasiswa Islam, tentunya Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) 

Himpunan Mahasiswa Islam tidak dibuat Cak Nur tanpa sebuah maksud atau tujuan 

tertentu. Seperti yang dituliskan oleh Budhy Munawar Rahman, penulisan NDP 

menurut Cak Nur diinspirasi oleh sedikitnya tiga faktor. Yaitu : 
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a. Pada saat itu belum adanya bacaan yang komprehensif dan sistematis tentang 

ideologi islam. Cak Nur dan teman-temannya di HMI menyadari perlunya kehadiran 

sebuah pedoman ideologi setelah HMI terus-menerus terlibat konflik ideologis 

melawan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Nasionalis-Kiri pada masa Orde Lama. 

Selain itu menurut Cak Nur juga, buku islam dan sosialisme karya Cokroaminoto 

yang banyak diminati oleh kader HMI waktu itu, dianggap kurang kuat setelah dikaji 

secara seksama. 

b. Cak Nur merasa cemburu terhadap anak muda komunis, yang disediakan oleh PKI 

sebuah buku pedoman kecil yang berjudul Pustaka kecil Marxis (PKM). 

c. Ketertarikan Cak Nur pada sebuah buku kecil yang ditulis oleh seorang ahli teori 

sosialisme demokrat bernama Willy Eichler, buku tersebut berjudul Fundamental 

Values and Basic Demands of Democratic Sosialism. Tulisan tersebut merupakan 

usaha reformulasi ideologi bagi Partai Sosial Demokrat Jerman (German Social-

Democratic Party) di jerman Barat.
3
 

  Selain keterangan dari Budhy Munawarrahman di atas, dalam sebuah 

wawancara langsung oleh Ihsan Alief dan Hendro Prasetyo dengan Nurcholish 

Madjid pada tahun 1985 yang didokumentasikan dalam karya Azhari Akmal Tarigan 

yang berjudul Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI : Teks, Interpretasi dan 
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Kontekstualisasi. Alasan dari perumusan naskah NDP oleh Nurcholish Madjid 

sebagai berikut : 

“Sejak HMI didirikan oleh Lafran Pane di Yogyakarta pada 1947, sebetulnya 

nilai-nilai yang coba dirumuskan dalam Nilai-Nilai Dasar perjuangan sudah 

berjalan. Jadi itu hanya persoalan kesempatan dan kesadaran akan keperluan 

merumuskannya. Dan kesadaran itu timbul ketika terjadi pertarungan 

ideologi yang keras, terutama antara nasionalismenya Bung Karno, 

Komunismenya PKI, dan Sosialismenya orang-orang PSI. Nah, di tengah-

tengah itu HMI mencoba merumuskan apa yang menjadi Ciri Khasnya, yaitu 

organisasi yang independen. Sebelumnya, dalam training-training HMI 

menggunakan bahan-bahan yang sudah ada, terutama peninggalannya 

Cokroaminoto : Islam dan Sosialisme, Tetapi HMI memiliki ciri khusus dari 

PSII, kita umumnya tidak puas dengan Islam dan Sosialisme, dan kita 

menginginkan rumusan yang lebih komprehensif. Jadi, faktor situasional 

dalam arti pertarungan ideologi yang membutuhkan perumusan intelektual 

tentang ideologi islam”
4
 

Berdasarkan dua keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa antara 

pembentukan Himpunan Mahasiswa Islam dan perumusan naskah NDP Himpunan 

Mahasiswa Islam memiliki semangat yang sama yaitu merespon kondisi umat Islam 

Indonesia khususnya generasi muda (pada dua era yang berbeda) yang sedang 

menghadapi gejolak ideologis atau pemikiran dengan anak muda komunis, namun 

belum cukup memadai secara kapasitas berpikir dan bertindak untuk bersaing karena 

berpikiran tertutup. Pada era yang pertama (pembentukan HMI) umat Islam banyak 

yang masih terbelenggu oleh paham-paham mitologis atau tahayyul sehinnga lahirlah 

apa yang disebut sinkretisme agama, sedangkan pada era yang ke dua (perumusan 
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naskah NDP) umat Islam sulit untuk keluar dari mainstream pemikiran yang sudah 

mapan sehingga terkesan eksklusif terhadap ide-ide pembaharuan. 

Untuk menguatkan keterangan di atas, Wahyuni Nafis memberikan 

keterangan sebagai berikut : 

“Berbicara dalam konteks keindonesiaan, bagi Cak Nur sedikitnya ada tiga 

ciri utama yang menandai kondisi sosial budaya yang mesti diperhatikan 

dalam melaksanakan ajaran islam : pertumbuhan, perkembangan, dan 

kemajemukan. Halangan terhadap ide pertumbuhan dan perkembangan ialah 

sikap-sikap serba mutlak (absolutistic) akibat adanya keyakinan diri sendiri 

telah sampai dan mencapai kebenaran mutlak, suatu pengertian yang 

sesungguhnya mengandung pertentangan istilah (contradiction in term) 

sebab, bbagaimana mungkin suatu wujud nisbi seperti manusia dapat 

mencapai suatu wujud mutlak. Justru tauhid mengajarkan bahwa yang 

mutlak hanyalah Allah sehingga kebenaran Mutlak pun hanya ada pada-Nya 

belaka.”
5
 

Keterangan di atas semakin menandaskan bahwa kondisi kejumudan berpikir 

umat Islam di Indonesia akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

masyarakat, sehingga sikap absolutisme terhadap sesuatu selain Tuhan sebagai 

kebenaran mutlak harus dihindari dan dihancurkan, dan gagasan tersebut jelas 

diuraikan oleh Cak Nur dalam bab 1 (dasar-dasar kepercayaan) NDP Himpunan 

Mahasiswa Islam. 

3. Kesimpulan berkunjung mengelilingi Timur Tengah 

Sebelum membicarakan mengenai kesimpulan perjalanan Cak Nur 

mengelilingi Timur Tengah untuk merumuskan NDP Himpunan Mahasiswa Islam 
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penting untuk menguraikan bagaimana perjalanan Cak Nur dalam mengelilingi Timur 

Tengah. Sebelum merumuskan naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam, Cak Nur 

memiliki kesempatan untuk  mengelilingi Timur Tengah pada  saat menjabat sebagai 

ketua umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam periode pertama  

(1966-1969). Sebelum berkesempatan untuk berkeliling di Timur Tengah, pada bulan 

November 1968, Cak Nur memenuhi undangan Council for Leaders and Specialist 

(CLS) yang berpusat di Washington untuk mengunjungi Amerika Serikat (AS). 

Undangan tersebut sebenarnya sudah cukup lama. Namun,  Cak Nur menolaknya 

sebelum lulus IAIN. Tiga hari setelah Cak Nur lulus dari Fakultas Adab IAIN 

Ciputat, baru ia berangkat ke negeri itu.
6
   

Dalam sebuah pengantar buku, Nurcholish Madjid menjelaskan terkait sebab 

kunjungannya ke Amerika Serikat, Cak Nur menjelaskan bahwa sebetulnya 

pemerintah Amerika yang diwakili oleh kedutaan Amerika di Indonesia sudah lama 

melihat potensi HMI. Mereka sudah tau situasi politik di Indonesia pada zaman orde 

lama, ketika Bung karno mempermainkan atau sebetulnya boleh saja dikatakan 

melakukan politik devide at impera, antara komunis dan Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia (ABRI) terutama Angkatan Darat (AD). Bagaimana Angkatan 

Darat itu sangat banyak bekerja sama dengan HMI. Hal demikian banyak dibaca oleh 

pemerintah seperti Amerika. Dari pembacaan tersebut, sehingga banyak sekali 
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pendekatan orang-orang kedutaan Amerika itu ke PB HMI. Sebetulnya sudah lama 

mereka menginginkan supaya ada tokoh-tokoh HMI yang melihat-lihat Amerika, 

tetapi waktu itu belum banyak orang yang bisa berbahasa Inggris, sehingga Cak Nur 

menjadi orang yang mendapat kesempatan pertama tersebut.
7
 

Kunjungan ke Amerika Serikat itulah yang sempat memicu  lahirnya 

anggapan bahwa kunjungan tersebut banyak mempengaruhi dan mengubah pendirian 

Cak Nur, khususnya anggapan dari Ahmad Wahib dalam bukunya pergolakan 

pemikiran islam yang sangat kontroversial. Namun Cak Nur mengklarifkasi bahwa 

anggapan tersebut keliru. Kunjungan yang dimulai dari Amerika itu memang banyak 

sekali mempengaruhi Cak Nur, tetapi bukan pengalaman di Amerika yang  

mempengaruhinya, melainkan justru di Timur Tengah.
8
 

Kunjungan ke Amerika tersebut, sesuai dengan undangan hanya berlangsung 

selama satu bulan seminggu atau sebulan dua minggu. Sistemnya semua dijamin, ada 

uang harian. Waktu itu dolar belum inflasi. Sehingga uang yang diperoleh Cak Nur 

cukup besar. Uang itu dihemat oleh Cak Nur dan uang itulah yang digunakan keliling 

Timur Tengah. 

Cak Nur keluar dari Amerika Serikat, Desember 1968. Tiket yang seharusnya 

New York-Indonesia diubahnya menjadi New York-Paris. Uang hasil menabung 
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selama di Amerika Serikat digunakan Cak Nur untuk mengelilingi Timur Tengah, 

Cak Nur mengawali perjalanannya di Paris, Prancis, sekalian berkunjung dan melihat 

Eiffel Tower di sana. Dari Paris, baru Cak Nur melanjutkan perjalanan ke Istanbul, 

Turki.
9
 

Sebagai seorang pemikir islam muda waktu itu, kunjungan Cak Nur ke Timur 

Tengah bukanlah tanpa alasan atau sekedar liburan. Cak Nur sendiri menjelaskan 

ihwal motif kunjungannya ke Timur Tengah sebagai berikut : 

“Kita di Indonesia selama ini selalu mengaku muslim dan mengklaim diri 

sebagai pejuang-pejuang islam. Untuk terlaksananya ajaran islam, sekarang 

perlu melihat sendiri bagaimana wujud islam dalam praktik. Begitulah motif 

saya pergi ke Timur Tengah. Meski kita tahu, Indonesia ini memang negara 

muslim yang terbesar di bumi, secara geografis paling jauh dari pusat-pusat 

islam, yaitu Timur Tengah, sehingga menghasilkan beberapa hal, misalnya 

muslim Indonesia itu adalah termasuk yang paling sedikit ter-arab-

kan.Barangkali kita tidak menyadari banyak keunikan kita sebagai bangsa 

Indonesia. Boleh dikatakan inilah bangsa Asia satu-satunya yang menuliskan 

bahasa nasionalnya dengan huruf latin. Semua bangsa Asia menggunakan 

huruf nasionalnya masing-masing. Hanya kita yang menggunakan huruf 

latin. Filipina memang, tetapi Filipina belum bisa mengklaim mempunyai 

bahasa nsional. Bahasa Tagalog masih merupakan bahasa Manila 

saja.Kemudian Indonesia satu-satunya bangsa Muslim juga yang 

menggunakan huruf latin untuk bahasa nasionalnya. Semua bangsa muslim 

itu menggunakan huruf Arab, kecuali tiga : Turki disebabkan revolusi 

Kemal, Bangladesh karena seperti bangsa Asia lain mempunyai huruf sendiri 

yaitu huruf Bengali dan Indonesia dikarenakan penjajahan. Jadi kita itu unik. 

Dari sudut pandangan dunia Islam, Indonesia unik. Inilah bangsa Muslim 

yang kurang tahu huruf Arab, kira-kira begitu. Jangankan orang Islam 

Pakistan, Afganistan dan sebagainya, sedangkan orang India yang islamnya 
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minoritas, di sana pun mereka menggunakan huruf Arab untuk menuliskan 

bahasa urdu, bahasa mereka, semuanya begitu. Dari situ saja boleh kita 

ambil sattu kesimpulan bahwa ke-islaman di Indonesia itu masih demikian 

dangkal, sehinggga masih ada persoalan yaitu bagaimana menghayati nilai-

nilai islam itu. Itulah yang mendorong saya pergi ke Timur Tengah”.
10

 

Saat berada di Timur Tengah, Cak Nur berkesempatan untuk mengunjungi 

beberapa tempat dan bertemu dengan orang-orang penting. Sebagaimana penjelasan 

Cak Nur sebagai berikut : 

“kunjungan saya ke Timur Tengah saya mulai dari Istanbul, kemudian ke 

Libanon. Waktu itu tentu saja Libanon masih aman. Lalu ke Syria, kemudian 

Irak, sehingga baru pertama kalinya saya bertemu Abdurahman Wahid. Dia 

yang menyambut. Karena terus terang, walaupun sama-sama orang jombang, 

saya belum pernah kenal. Karena keluarga saya masyumi , keluarga dia NU. 

Jadi baru bertemu di Baghdad. Dia baik sekali, mengorganisir teman-teman 

Indonesia untuk mengambil dan menemani saya ke stasiun bus dari 

Damaskus. Lalu saya ke Kuwait, dari Kuwait ke Saudi Arabia melalui 

Timur”.
11

 

Saat berada di Timur Tengah, Cak Nur banyak mendapatkan pengalaman 

melakukan diskusi dengan orang-orang penting dan juga berkesempatan untuk 

menyampaikan pidato/orasi di beberapa tempat. Tentu hal demikian bukanlah pekara 

yang begitu sulit bagi Cak Nur. Selain telah berbekal wawasan keislaman yang 

memadai selaku ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Cak Nur 

juga memiliki kemampuan berbahasa Arab dan Inggris yang bagus, kemampuan itu 
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diperoleh saat Cak Nur menjadi santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam 

Gontor. 

Ketika berada di Istanbul Turki, Cak Nur sempat berkomunikasi dengan 

beberapa siswa dari sekolah imam khatib, yaitu sekolah agama yang mendidik 

siswanya untuk menjadi imam dan khatib. Melalui beberapa siswa itu, Cak Nur 

mengutarakan maksud kedatangannya ke Istanbul yaitu hendak bertemu dengan 

seorang teman bernama dokter jawad yang bekerja di Rumah Sakit Istanbul. 

Perkenalan dengan dokter jawad terjadi saat mereka bertemu di Washington. Siswa 

tersebut mencari dokter jawad dengan mengontak pihak Rumah Sakit Istanbul sampai 

akhirnya Cak Nur berhasil bertemu dengan dokter jawad.
12

 

Dokter jawad begitu antusias dengan kedatangan Cak Nur di Istanbul. 

Perkenalan di Washington membuat dokter Jawad mengetahui kemampuan yang 

dimiliki Cak Nur, segera dokter jawad mengatur agenda pertemuan dengan 

mahasiswa Universitas Istanbul. Di pertemuan itu, Cak Nur memberikan ceramah 

menggunakan bahasa Inggris.
13

 

Selain itu, Dokter Jawad Juga mengatur pertemuan Cak Nur dengan 

kelompok Islam fundamentalis. Salah satu kegiatan mereka adalah kuliah subuh. Di 

suatu masjid yang indah di tepi pantai di Istanbul, setiap kuliah subuh dihadiri oleh 
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banyak sekali orang. Mereka berpakaian seperti orang barat. Memakai jas dan juga 

dasi. Tetapi ketika bertemu dan berkumpul di tempat mereka, yang untuk 

mendapatkannya mesti melewati lorong jauh sekali dan jalan kaki melewati 

kampong-kampung,mereka berpakaian seperti orang Arab, berjubah panjang dan 

bersorban. Mereka meyakini pakaian tersebut sebagai pakaian Islam. Di tempat itulah 

Cak Nur diminta untuk memberikan ceramah tentang gerakan mahasiswa di 

Indonesia dalam bahasa Arab. Kemudian besok paginya, diluar dugaan Cak Nur, apa 

yang diceramahkannya menjadi berita di Koran mereka. Sayangnya, berita tersebut 

dalam bahasa Turki. Cak Nur tinggal di Turki selama satu Minggu.
14

 

Selain pengalaman berdiskusi dan berpidato dengan orang-orang Istanbul, 

pengalaman Cak Nur lainnya saat berada di Timur Tengah adalah saat Cak Nur 

berada di Beirut, Lebanon, tempat kunjungan Cak Nur setelah dari Istanbul. Di sana, 

Cak Nur diajak oleh seniornya dari gontor berkunjung ke sebuah kasino yang sangat 

indah yaitu Kasino De Libanon. Saat itu, Lebanon semacam Parisnya Timur Tengah. 

Akan tetapi, dominasi Kristen sangat terasa. Semuanya serba Kristen. Waktu itu Cak 

Nur agak meramal orang-orang Lebanon yang Muslim. Cak Nur katakan bahwa nanti 

ketika mereka berhasil meraih pendidikan tinggi, Lebanon akan menjadi masalah. 

Pada saat orang-orang Muslim itu berhasil menjadi sarjana, yaitu satu level dengan 

orang-orang Kristen, pasti Lebanon ini akan diperebutkan. Cak Nur meramal 

semacam itu selain ada analisis rasionalnya juga karena ada bukti di Manado dan 
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Ambon. Di Manado, sebelum orang-orang islam itu berhasil meraih tingkat 

kesarjanaan, Ambon tenang-tenang saja. Akan tetapi, setelah orang-orang islam 

berhasil meraih sarjana, yang berarti berada satu level dengn orang-orang Kristen, 

terjadilah rebutan. Ibaratnya porsi yang sama diperebutkan oleh banyak orang. Dan 

benar, Lebanon pun akhirnya kacau, diperebutkan oleh banyak pihak.
15

  

Setelah dari Lebanon, Cak Nur melanjutkan kunjungannya ke Syiria dengan 

perjalanan darat menggunakan mobil Beirut-Syria sekitar 3 jam. Di pintu gerbang 

masuk Syria tertulis “Selamat Datang di Negeri Arab syria”. Sementara di pintu 

gerbang masuk ke Lebanon sebelah lainnya juga ada tulisan “Selamat Datang di 

Negeri Arab Lebanon”. Dan semua tulisan tersebut berbahasa Arab karena arabisme 

itu benar-benar ditekankan di sana. saat berada di Syria, duta Besar Indonesi untuk 

Syria adalah sudjono yang dulunya merupakan anggota masjid Al-Azhar, jadi dia 

senang betul menyambut kedatangan CakNur ke Syria.
16

 

 Setelah dari Syria, pengalaman Cak Nur berlanjut ke Baghdad, sesampainya 

di Baghdad, Cak Nur bertemu dengan Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal 

dengan panggilan Gus Dur. Meski sama-sama berasal dari Jombang, perkenalan Cak 

Nur dengan Gus Dur justru baru terjadi di Baghdad waktu itu. bahkan saat itu, Gus 

Dur malah belum mengetahui bahwa ayah CakNur, Kiai Madjid, memiliki kedekatan 
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dengan kakeknya, Kiai Hasyim Cak Nur kemudian diajak oleh Gus Dur mengunjungi 

Al-Kadzimiyah untuk bertemu beberapa tokoh dan juga berziarah ke makam Syekh 

Abdul Qadir Jaelani.. Cak Nur bertemu dengan Gus dur saat itu not very impressive. 

Sebab, Gus Dur bagi Cak Nur saat itu just one of many student. Di sana, Cak Nur 

menyampaikan ceramah dan Gus Dur yang memimpin acara.
17

  

Pengalaman menarik Cak Nur lainnya saat berada di Timur Tengah adalah 

saat berada di Arab Saudi setelah dari Kuwait. Ketika baru tiba di Riyadh, Saudi, Cak 

Nur diantar oleh teman oleh teman dari Kuwait ke sebuah hotel yang murah. Lagi-

lagi kolega yang dikenalnya waktu di Washington segera dikontak. Dialah Dr. Farid 

Mustafa, doktor di bidang engineering dan dosen di Universitas Riyadh, yang waktu 

itu bernama Universitas Jamaah Riyadh. Sekarang Universitas tersebut menjadi 

Universitas of King Fahd.
18

 

Malam berikutnya, Farid Mustafa mengajak Cak Nur menghadiri wisuda 

Fakultas Farmasi di Universitas Riyadh, di acara itulah Cak Nur dikenalkan dengan 

seorang menteri pendidikan tinggi. Namanya Syekh Hasan bin Abdullah Ali Syekh. 

Menteri tersebut rupanya masih keturunan Muhammad bin Abdul Wahab. seorang 

yang genius dan seandainya Saudi menjadi republik, dialah paling pantas menjadi 

presiden. Tidak tahu apa yang dikatakan Farid Mustafa kepada menteri tersebut, tiba-
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tiba dia meminta Cak Nur untuk memberikan pidato tentang gerakan mahasiswaa di 

Indonesia. Setelah cak Nur berpidato, dia berdiri dan mengatakan bahwa dirinya ingin 

bertemu dengan teman-teman Cak Nur. Akhirnya dia mengundang 10 mahasiswa, 11 

orang termasuk Cak Nur, untuk musim haji yang akan datang. Waktu itu bulan 

Desember, sementara hajinya bulan Maret tahun depannya. Jadi, ada waktu empat 

bulan dari saat Cak Nur berada di Riyadh. Hal yang menarik setelah acar wisuda itu 

adalah Cak Nur kemudian diperlakukan sebagai tamu negara. Hotelnya pun 

berpindah ke hotel mewah, yakni hotel Yamamah di Riyadh. Mereka juga 

membuatkan acara untuk Cak Nur, yaitu diwawancara di televise di Riyadh. Gara-

gara itulah kemudian Cak Nur dikenal di seluruh Saudi, termasuk dikenal oleh orang-

orang Indonesia yang ada di Mekkah dan Madinah.
19

 

Agenda Cak Nur yang lain di Riyadh adalah bertemu dengan tokoh-tokoh 

gerakan Ikhwan Al-Muslimin versi Mesir yang ditampung di sana. di Riyadh sendiri 

secara resmi tidak boleh mendirikan Ikhwan Al-Muslimin. Mereka yang bergabung 

dengan ikhwan pada umumnya berpendidikan modern dan bekerja di Aramko. Salah 

satunya adalah Dr. Mahmud Syawi, seorang penasehat hukum dari Aramko. 

Bersama-sama para tokoh gerakan Ikhwan, Cak Nur sendiri merasa ada banyak 
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persoalan yang tidak begitu cocok dengan Mahmud Syawi saat mereka berdiskusi.
20

 

Seperti pengakuan Cak Nur sebagai berikut : 

Sampai-sampai waktu di Riyadh, dengan Dr. Mahmud Syahwi namanya, 

salah seorang tokoh Ikhwanul Muslim, ketika saya merasa jengkel dengan 

kekecewaan saya, saya bilang begini saja, “daripada anda  kuliahi saya dengan 

macam-macam yang tidak masuk akal saya, lebih baik anda kasih saya bahan 

bacaan yang menurut anda paling penting dan kalau saya membacanya saya 

mendapat jawaban”. Lalu saya diberi buku yang diberi judul Majmu Rasail 

Hasan al Banna. Kumpulan tulisan risalah-risalah Hasan al-Banna, yang 

waktu itu buku terlarang di Saudi Arabia. Buku itu diberikan kepada saya, 

sambil mewanti-wanti, “jangan sampai ketahuan orang Saudi, karena kalau 

ketahuan, saudara akan mengalami kesulitan, ditahan dan sebagainya.” Akan 

tetapi saya senang sekali menerima buku itu dan kemudian saya baca. Akan 

tetapi maaf saja, saya tidak mendapat kelebihan dari tulisan-tulisan orang itu. 

Dengan segala kekaguman saya kepada Hasan al-Banna, tetapi saya harus 

banyak sekali tidak setuju dengan isinya. Slogan-slogan loyalistik itu 

kebanyakan. Jadi isinya itu slogan-slogan loyalistik bukan pemecahan 

masalah. Oleh karena itu, saya tidak merasa begitu sesuai dengan buku itu.
21

 

Karena  Cak Nur di Saudi menjadi tamu Negara, segala sesuatunya dijamin, 

termasuk tiket penerbangan sampai kembali lagi ke Lebanon. Rute perjalanan Cak 

Nur memutar, yaitu dari Riyadh ke Madinah, saat di Madinah Cak Nur disambut oleh 

orang-orang Indonesia dan orang-orang Saudi yang ada di sana. itu merupakan efek 

dari disiarkannya wawancara Cak Nur oleh televisi Saudi. Di madinah Cak Nur 

diminta  untuk menyampaikan pidato di sebuah aula. Rupanya banyak orang arab 

yang tetarik dengan isi ceramah Cak Nur sampai mereka mengikuti ke hotel tempat 
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Cak Nur menginap. Di hotel tersebut, Cak Nur dan orang-orang itu berdiskusi sampai 

hampir subuh. 

Setelah dari Madinah, perjalanan dilanjutkan ke Mekkah. Di Mekkah hampir 

tidak ada agenda yang penting dilakukan Cak Nur selain beribadah. Cak Nur 

menamatkan Al-Qur‟an dan merenungkan isi yang terkandung di dalamnya secara 

mendalam. Agar memudahkan membawanya, Cak Nur menggunakan Al-Qur‟an 

yang bentuknya kecil dan tipis yang ada terjemahan bahasa Inggris yang diterbitkan 

oleh Ahmadiyah. Cak Nur membaca Al-Qur‟an tersebut secara mendalam, lalu 

menggarisi bagian-bagian penting yang telah dibacanya. Beberapa hasil kajian 

terhadap Al-Qur‟an tersebut Cak Nur bandingkan dan kontraskan dengan hasil 

diskusi Mahmud Syawi dan beberapa tokoh ikhwan. Bahan-bahan kajian itulah yang 

sesampainya di Tanah air dijadikan sebagai penyempurna tulisan Dasar-dasar 

Islamisme yang dibuatnya ketika menjadi Ketua umum HMI Cabang Ciputat. Lalu, 

dirumuskan lagi secara lebih sistematis oleh Cak Nur yang kemudian melahirkan 

Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) bagi HMI. 

Dari Mekkah, Cak Nur ke Khartum untuk bertemu Hasan Turabi. Bagi Cak 

Nur, hampir tidak ada bedanya antara Mahmud Syawi dan Hasan Turabi. Dari 

Khartum, Cak Nur ke Mesir. Di sini tidak ada acara formal karena Cak Nur sendiri 

sudah merasa sangat lelah. Kalau di Mekkah Cak Nur hanya beribadah, di Mesir 

bolehlah dikatakan untuk menikmati hiburan. Di Kairo, Mesir, Cak Nur juga bertemu 

dengan orang-orang Ikhwan yang sebenarnya dilarang, kemudian melihat-lihat al-
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Azhar dan sebagainya. Dari kairo, Cak Nur kembali lagi ke Lebanon. Di Lebanon 

hanya bisa untuk connecting flight. Lalu, sampailah ke Pakistan. Di sana Cak Nur 

bertemu dengan teman-teman dari Islami Jam‟iyah Thalabah, underbow jamaati 

Islami. Yang ganjil bagi Cak Nur adalah tidak ada perempuan di Jamiyyah Islamiyah 

Thalabah. Cak Nur sempat menanyakan mengapa tidak ada perempun. Jawabannya 

memang perempuan tidak bisa menjadi anggota. 

Cak Nur kembali ke Indonesia pada bulan Januari 1969. Bulan Maret di tahun 

yang sama, ketika musim haji tiba, Cak Nur dan 10 temannya berangkat ke Saudi 

memenuhi undangan dari Negara Saudi. Mar‟ie sebetulnya salah satu orang yang 

diundang pihak Saudi, tetapi ia tidak bisa ikut. Praktis dalam rombongan itu, Cak Nur 

menjadi semacam pemimpin. Sebab, diantara 11 orang itu, Cak Nur yang paling fasih 

berbahasa Arab dan Inggris.
22

 

Berdasarkan uraian panjang di atas dapat dipahami bahwa kunjungan ke 

Timur Tengah adalah bagian dari usaha Cak Nur dalam mempelajari dan mendalami 

ideologi islam. Cak Nur menganggap  untuk dapat mendalami ajaran islam, tidak 

cukup dengan mempelajari islam di Indonesia semata, akan tetapi mesti mengunjungi 

Negara-Negara yang dianggap menjadi pusat ajaran islam yaitu Timur Tengah.. Akan 

tetapi dapat disimpulkan bahwa ekspektasi Cak Nur justru bertentangan dengan 

kenyatan saat mengunjungi beberapa tempat di Timur Tengah. Bagi Cak Nur corak 

berislam yang ada di Timur tengah saat itu sangat sloganistik dan apologetik dan 
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tidak dapat menawarkan solusi konkret terhadap kompleksitas permasalahan umat 

Islam khususnya di Indonesia, olehnya ide keislaman yang coba ditawarkan Cak Nur 

dalam naskah NDP Himpunan Mahasiswa islam adalah islam yang Substantif dan 

responsif yang dapat hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia 

 

B. Islam dan Inklusifitas 

Selain Islam dan keindonesiaan sebagai konstruksi pemikiran keislaman Cak 

Nur dalam risalah NDP Himpunan Mahasiswa Islam, konstruksi pemikiran islam 

yang juga terdapat dalam risalah NDP Himpunan Mahasiswa Islam adalah gagasan 

Islam dan inklusifitas. Gagasan Islam inklusif yang dimaksud dalam naskah NDP 

adalah gagasan Islam yang tidak tertutup dan bisa didialogkan, tidak fanatik pada 

mazhab tertentu. Adapun beberapa keterangan untuk menjustifikasi konstruksi 

pemikiran Islam dan Inklusifitas dalam naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam 

sebabagi berikut : 

1. Dinamika penyusunan naskah NDP HMI 

Penulisan naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam mulai dilaksanakan 

ketika Cak Nur kembali ke Jakarta setelah melaksanakan haji pada Maret 1969. 

Tulisan yang diilhami oleh perenungan Cak Nur secara mendalam terhadap pesan Al-

Qur‟an saat berada di Mekkah dan juga pengalaman berkeliling Timur Tengah 

tersebut diniatkan oleh Cak Nur untuk dipresentasekan sebagai bentuk pertanggung 
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jawabannya sebagai ketua umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam 

pada kongres HMI ke 9 di Malang, Mei 1969 dan juga merupakan penyempurna dari 

naskah ideologis yang dituliskan Cak Nur dengan tema Dasar-dasar Islamisme saat 

menjadi ketua umum HMI Cabang Ciputat 1963. 

Alasan Cak Nur memberikan  nama dari naskah tersebut “Nilai-Nilai Dasar” 

karena ketertarikan Cak Nur yang sangat besar pada buku kecil Eichler yang ia 

peroleh dari Sularso yang merupakan senior Cak Nur di HMI ketika pulang dari 

menghadiri kongres mengenai koperasi di eropa. Dari buku kecil tersebut Cak Nur 

mengadopsi kalimat fundamental values yang diterjemahkan menjadi “Nilai-Nilai 

Dasar”. Kemudian kata perjuangan terinspirasi dari buku Sutan Sjahrir yang berjudul 

Perjuangan kita, tetapi menurut Cak Nur, judul perjuangan kita dari sjahrir tersebut 

juga tidak orisinil. Judul tersebut juga diilhami dari karya pemimpin diktator Nazi di 

Jerman yaitu Adolf Hitler dengan bahasa Jerman yang berjudul mein kampft 

(perjuanganku).
23

    

Selain uraian di atas, berdasakan pengakuan Cak Nur sendiri, penamaan 

naskah NDP yang awalnya juga hampir diberi nama Nilai-Nilai Dasar Islam (NDI) 

memiliki alasan khusus, adapun pengakuan Cak Nur akan hal demikian sebagai 

berikut : 

“Saya ingin menceritakan, mengapa namanya NDP, sebetulnya teman-teman 

pada waktu itu dan saya sendiri berpikir untuk memberikan nama NDI, 
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Nilai-Nilai Dasar Islam. Akan tetapi setelah saya berpikir, kalau disebut 

Nilai-Nilai Dasar Islam, maka klaim kita akan terlalu besar. Kita terlalu 

mengklaim, inilah Nilai-Nilai dasar Islam. Oleh karena itu, oleh karena itu, 

lebih baik disesuaikan dengan aktivitas kita sebagai mahasiswa.”
24

   

Jika mengacu pada dua uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa inspirasi 

yang diperoleh oleh Cak Nur dalam merumuska naskah NDP itu bersifat historis-

empiris (mengelilingi Timur Tengah), intelektual-kognitif (membaca beberapa buku) 

dan juga spiritualitas-batin (merenungi pesan-pesan ilahi dalam kitab suci). 

Secara teknis, naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam yang awalnya ingin 

dipresentasekan kemudian dibahas pada kongres HMI ke 9 di Malang, mesti 

ditangguhkan karena dianggap agak sulit untuk dibicarakan pada kongres karena 

persoalannya demikian luas, akhirnya naskah tersebut diserahkan untuk 

disempurnakan oleh 3 orang, yaitu : Nurcholish Madjid, Endang Saifudin Anshari, 

dan Sakib Mahmud.
25

 

Menurut keterangan dari Sakib Mahmud dalam sebuah wawancara pada acara 

temu instruktur nasional NDP di Sawangan, Depok, 12 mei 2018. Sakib Mahmud 

menuturkan bahwa ketiga orang tersebut memiliki perannya masing-masing dalam 

proses penyusunan naskah NDP. Nurcholosh madjid sendiri sebagai ketua umum PB 

HMI sekaligus penulis awal naskah NDP secara otomatis menjadi bagian dari tim 

tersebut, sedangkan Endang Syaifuddin Anshari yang saat itu merupakan direktur 
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LDMI merupakan utusan dari lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI) PB HMI, 

sementara sakib mahmud sendiri langsung diajak oleh Cak Nur sebagai tim dalam 

penyusunan Naskah NDP. 

Berdasarkan pengakuan dari Sakib Mahmud bahwa dalam proses penyusunan 

naskah NDP, naskah yang disahkan adalah naskah yang murni berasal dari tulisan 

Cak Nur dan tidak ada sama sekali penambahan. Adapun Endang dan juga Sakib 

bertugas sekedar merapikan dan mengedit beberapa bagian dari naskah tersebut. 

Sakib mahmud sendiri mengakui bahwa beliau yang mengetik Naskah yang telah 

disepakati oleh mereka bertiga (Cak Nur dan endang) karena Sakib merupakan kader 

yang paling muda diantara mereka bertiga. 

Adapun sekelumit dinamika yang terjadi dalam penyusunan Naskah tersebut 

terjadi antara Cak Nur dan Endang. Endang Syaifuddin Anshari yang dikenal sebagai 

pembaca dari karya-karya Muhammad Natsir (Pemimpin Partai Masyumi), secara 

otomatis juga termasuk orang yang kurang sependapat terhadap berbagai kritikan 

yang dialamatkan kepada Natsir. Sebagai seorang pengagum dari gagasan-gagasan 

Natsir, Endang memiliki corak pemahaman keislaman yang mirip dengan pemimpin 

partai Masyumi tersebut yaitu corak pemikiran keislaman yang mengutamakan sisi 

legal-Formal dari ajaran islam atau bisa juga disebut sebagai gagagsan “Formalisme 

Islam”. Olehnya, sikap yang diambil oleh Endang terkait penamaan dari naskah 

dokumen ideologis Himpunan Mahasiswa Islam yaitu sikap yang tegas untuk 

memasukkan diksi “Islam” dalam nama dokumen tersebut karena menurut Endang 
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islam itu sudah jelas dan terang tidak perlu disamarkan lagi, sedangkan HMI sudah  

jelas sebagai organisasi mahasiwa islam. 

Berbeda dengan Cak Nur, menurut Sakib Mahmud, penamaan naskah 

dokumen ideologis organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bagi Cak Nur tidak 

mesti dicantumkan frasa islam secara eksplisit karena isi dari dokumen tersebut akan 

mengkonfirmasi sendiri bahwa sumber inspirasi dan juga sumber nilai dari naskah 

tersebut adalah Al-Qur‟an dan Hadits (sumber rujukan ajaran islam).
26

 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa dinamika 

penyusunan naskah NDP yang melibatkan Cak Nur dengan Endang Syaifuddin 

Anshari terjadi karena perbedaan corak pemahaman keislaman mereka berdua. 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Endang Syaifuddin Anshari 

merupakan pemikir islam yang mempunyai kesamaan corak pemikiran keislaman 

dengan Muhammad Natsir yang menekankan legal-formal terhadap ajaran islam 

sedangkan Cak Nur meski mendapat gelar sebagai “Natsir muda”, lebih memilih 

menyampaikan ajaran islam secara substansial ( tidak sekedar sloganistik seperti 

ulasan sebelumnya) dalam naskah tersebut yang dibalut dengan frasa “perjuangan” 

yang menggambarkan aktifitas organisasi mahasiswa islam yang akan diamanahkan 

naskah tersebut.  

Jika mengacu pada keseluruhan uraian di atas perihal dinamika penyusunan 

naskah Nilai Dasar Perjuangan (NDP) Himpunan Mahasiswa Islam, maka dapat 
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disimpulkan bahwa penamaan Nilai Dasar Islam (NDI) pada awal kemunculan 

naskah tersebut merupakan saran dari Endang Syaifuddin Anshari. Sedangkan 

penamaan Nilai Dasar Perjuangan (NDP) merupakan hasil pemikiran dari Cak Nur 

yang ingin menampilkan naskah tersebut sebagai rujukan arah “perjuangan” 

organisasi mahasiswa Islam dalam hal ini HMI. Jadi kata perjuangan yang dipilih 

Cak Nur sama sekali tidak menegasikan nilai Islam yang ada dalam naskah NDP. 

justru kekhawatiran Cak Nur sendiri jangan sampai penggunaan nama Nilai Dasar 

Islam (NDI) akan menjadi bentuk pengklaiman tersendiri terhadap ajaran Islam oleh 

organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa ide keislaman yang ditawarkan Cak Nur dalam naskah NDP Himpunan 

Mahasiswa Islam adalah gagasan yang terbuka dan inklusif. 

2. Prototipe kader HMI  yang dibentuk oleh NDP 

dalam sebuah wawancara langsung oleh Ihsan Alief dan Hendro Prasetyo 

dengan Nurcholish Madjid pada tahun 1985 yang didokumentasikan dalam karya 

Azhari Akmal Tarigan yang berjudul Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI : Teks, 

Interpretasi dan Kontekstualisasi. Dalam wawancara tersebut terdapat salah satu 

pertanyaan mengenai bagaimana prototipe kader yang ingin dibentuk HMI lewat 

NDP, adapun penjelasan Cak Nur dalam dokumen wawancara tersebut mengenai 

prototipe kader yang diharapkan sebagai berikut : 

“kita menginginkan kader-kader yang lebih universalistik, tidak berpikir 

sektarian. Dalam istilah saya lainnya adalah yang inklusivistik sikapnya 
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terhadap islam, bahkan kalau mampu terhadap dunia. Jangan seperti 

kelompok (ada di Indonesia) yang menyebut kelompok lainnya “ahl annar” 

ahli neraka. Maka di HMI terdapat semua macam orang, ada anaknya NU 

bisa, ada anaknya Muhammadiyah bisa, anakanya masyumi bisa, bahkan 

anaknya abangan yang paling abangan juga ada. Al-qur‟an banyak memuat 

pernyataan-pernyataan yang inklusivistik dan Nabi Muhammad itukan 

“rahmatan lil alamin” jadi sesuai dengan pernyataan orang islam bahwa islam 

adalah agama yang universal.” 
27

 

Berdasarkan keterangan  di atas, sangat jelas bahwa prototipe kader yang 

ingin dibentuk HMI adalah kader yang dapat berpikir inklusif atau terbuka dan tidak 

berpikir parsial dan juga sektarian, prototipe kader yang diharapkan tersebut sangat 

erat kaitannya dengan doktrin ajaran yang diberikan bagi kader dalam organisasi, 

oleh karena itu jika HMI ingin membentuk kader yang inklusif, maka doktrin 

pemikiran atau ajaran yang terdapat dalam HMI adalah ajaran inklusif, dan Cak Nur 

menyadari hal yang demikian sehinggamewariskan pemikiran Islam  inklusif yaitu 

risalah NDP. 

3. Tidak terdapat unsur syariat (praktis) dalam  naskah NDP 

Selain pertanyaan mengenai prototipe kader yang ingin dibentuk oleh NDP. 

Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh Ihsan Alif dan Hendro Prasetyo adalah 

kenapa dalam  naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam  tidak mencakup ajaran-

ajaran yang sifatnya praktis atau “syariah”, sehingga ada sementara pendapat bahwa 

NDP tidak lengkap? Dalam  dokumen wawancara tersebut, Cak Nur memberikan 

jawaban sebagai berikut : 
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“Justru itu yang kita hindari. Kita tidak melibatkan diri dalam hal-hal praktis 

sebab HMI harus lain dengan Muhammadiyah, NU, dan lainnya yang 

memasuki soal-soal khilafiyah. HMI menekankan aspek-aspek universal dari 

Islam. Maka sejak semula, kita sebut HMI adalah organisasi ekstra 

nonsectarian. Dari itu kita hanya merumuskan “fundamental values” (nilai-

nilai dasar). Masalahnya, akan terdengar lucu, tidak relevan, absurd apabila 

HMI membicarakan bagaimana shalat jum‟at yang benar, misalnya. Masalah 

khilafiyah itu susah sekali dipersatukan. Maka menurut saya, aspek-aspek 

yang dalam tanda kutip disebut syari’ah itu cukup dipahami pribadi-pribadi, 

kemudian diamalkan. Justru yang sangat memprihatinkan kita adalah 

perkembangan pemikiran Islam hanya terbatas pada soal-soal khilafiyah. 

Kalau adik-adik mendengarkan ceramah saya, tidak ada pembicaraan tentang 

itu. Orientasi kepada hal itu telah terbukti memorak-porandakan kita. Ini 

akibat formalism fikih, formalism syari‟ah yang sempit itu. Maka untuk 

orang-orang yang menganggap suatu kelompok Islam harus juga 

membicarakan soal itu, tentu NDP tidak memadai. Jadi kita cuma 

merumuskan nilai-nilai dasar yang bersifat kosmologis. Kita lebih 

berorientasi kepada nilai-nilai fundamental, ushuliyah, weltanschauung, 

(pandangan hidup), yang langsung mempengaruhi hidup kita.”
28

 

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gagasan 

keislaman yang dimasukkan Cak Nur pada naskah NDP tidak memuat dimensi 

syariat (praktis) sebagai cara untuk menghindarkan HMI secara organisasi terhadap 

konflik mazhab antar umat Islam. HMI berusaha untuk terus merawat posisinya yang 

secara historis merupakan anak kandung umat Islam, payung untuk semua golongan 

umat Islam di Indonesia. Olehnya karakter Islam yang ditawarkan HMI selaku titik 

sentrum semua umat Islam di Indonesia adalah Islam yang terbuka atau inklusif.
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BAB IV 

  Pengorganisasian Pesan Dakwah dalam Naskah NDP  

Himpunan Mahasiswa Islam 

  

 Setelah menguraikan perihal konstruksi pemikiran keislaman Cak Nur dalam 

naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam  dimaksudkan sebagai suatu naskah yang 

berisikan pesan-pesan keislaman yang menjadi ciri berpikir dan bertindak kader 

Himpunan Mahasiswa islam, oleh karena NDP berisi pesan-pesan keislaman, maka 

naskah NDP juga dapat dijadikan sebagai sebuah naskah dakwah. Adapun pesan-

pesan dakwah yang terdapat dalam naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam 

mengandung unsur perbedaan dengan unsur pesan-pesan dakwah pada penjelasan 

terdahulu, jika umumnya pesan dakwah dapat diklasifikasi menjadi 3 jenis yaitu 

pesan akidah, pesan syariah dan pesan akhlak, namun seperti keterangan pada 

pembahasan konstruksi pemikiran Cak Nur dalam naskah NDP tidak memasukkan 

unsur syariah dalam hal ini dimensi praktis ajaran Islam, maka pesan dakwah yang 

terdapat dalam naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam yaitu pesan akidah, pesan 

akhlak dan pesan ilmu pengetahuan 

Berikut ini adalah uraian panjang mengenai bentuk pengorganisasian pesan-

pesan dakwah yang terdapat dalam naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam 
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A. Pesan Akidah 

Akidah merupakan perkara yang sangat penting bagi penganut agama 

termasuk bagi umat Islam. Dalam ajaran Islam, ajaran akidah dikenal dengan paham 

ketauhidan atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Paham ketauhidan pada naskah Nilai-

Nilai Dasar Perjuangan (NDP) Himpunan Mahasiswa Islam merupakan ide pokok. 

Sebagaimana penjelasan Buya Hamka terhadap sila pertama pancasila, bahwa ide 

ketuhanan yang Maha Esa bagaikan angka satu bagi sila-sila lainnya, sementara sila-

sila lainnya itu bagaikan angka nol, maka sila-sila yang diumpakan angka nol 

tersebut, menjadi tidak bermakna tanpa adanya sila tentang ketuhanan. Begitupun ide 

ketauhidan yang ada dalam naskah NDP bab 1 yaitu dasar-dasar kepercayaan 

merupakan sumber nilai bagi ide-ide atau bab-bab lainnya dalam naskah NDP. 

Adapun penjelasan mengenai ide ketauhidan yang terdapat dalam naskah NDP dapat 

diuraikan menjadi pembahasan : berkepercayaan atau bertuhan merupakan suatu 

kebutuhan, esensi dari dua kalimat syahadat, dan dampak sosial-kemanusiaan dari 

ajaran tauhid. 

1. Bertuhan merupakan suatu kebutuhan. 

Kalimat pembuka pada naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam yaitu 

“Manusia memerlukan suatu bentuk kepercayaan”
148

. Kalimat pembuka tersebut 

termasuk menarik untuk diinterpretasikan kaitannya dengan ilmu ketuhanan atau 

teology,  jika dikatakan kepercayaan kepada sesuatu itu diperlukan, maka sudah pasti 
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kepercayaan merupakan suatu kebutuhan. olehnya dapat disimpulkan bahwa 

kepercayaan itu melekat secara inheren dalam diri manusia atau dalam istilah agama 

disebut sebagai fitrah manusia. 

Azhari Akmal Tarigan memberikan penjelasan perihal kepercayaan manusia 

sebagai berikut : 

“kepercayaan adalah kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Manusia tidak 

mungkin hidup tanpa kepercayaan. Manusia masih bisa bertahan hidup jika 

tidak makan dan minum walaupun hanya beberapa hari. Namun, jika tidak 

memiliki “sesuatu” yang dipercayai, hakikatnya ia telah “mati”. Bisa jadi ia 

hidup dan beraktivitas sebagaimana biasanya, namun jiwanya telah padam. 

Orang yang tidak memiliki kepercayaan sama artinya ia tidak lagi memiliki 

harapan, tidak ada yang ingin diraih dan diperjuangkan. Tegasnya, orang yang 

tidak memiliki harapan hidup sama seperti orang mati.”
149

 

Budhy Munawar Rahman dalam menerangkan pikiran Cak Nur, juga 

memberikan sebuah penjelasan mengenai kepercayaan manusia sebagai berikut : 

“Manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Ia adalah makhluk yang menurut 

alam hakikatnya sendiri, sejak masa primordialnya selalu mencari dan 

merindukan Tuhan. Inilah fitrah atau kejadian asal sucinya dan dorongan 

alamiahnya untuk senantiasa merindukan, mencari dan menemukan 

Tuhan”.
150

 

Dua penjelasan di atas menegaskan bahwa kepercayaan dalam diri manusia 

merupakan sebuah keniscayaan yang bersifat taken for graented.  

Cak Nur lebih jauh mengelaborasi penjelasanya bahwa kepercayaan kepada 

“sesuatu” yang disebutnya sebagai fenomena orang beragama merupakan gabungan 
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antara dua fitrah yang diciptakan tuhan. Cak Nur menjelaskan bahwa agama 

merupakan fitrah yang diturunkan dari langit (al-fitrah al-munazzalah) Yang 

menguatkan fitrah bawaan dari lahir (al-fitrah al-majbulah).
151

 

Muhammad Wahyuni Nafis memberikan keterangan yang merujuk pada 

pemikiran Rudolf Otto, seorang sejarawan agama berkebangsaan jerman yang 

menulis buku The Idea Of The Holy, meyakini bahwa setiap orang memiliki 

“nominous” yang juga menjadi dasar dari setiap agama. Yang dimaksud dengan 

“nominous” adalah perasaan dan keyakinan seseorang terhadap adanya yang maha 

kuasa yang lebih besar serta tinggi yang tidak bisa dijangkau dan dikuasai oleh 

manusia. Kekuatan nominous diyakini oleh umat manusia dengan berbagai cara yang 

berbeda-beda. Kadang-kadang ia diinspirasi dengan sesuatu kebuasan yang 

menyeramkan dan menakutkan (tremendum), sesuatu ketenangan yang dalam dan 

menyejukkan (fascinosum). Serta sesuatu kekuatan yang misterius (misterium).
152

  

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dipahami bahwa selama 

perjalanan sejarah panjang umat manusia, salah satu aktifitas yang tidak ada henti-

hentinya dilakoni oleh umat manusia adalah aktifitas mencari atau menemukan suatu 

wujud kebenaran luhur yang dalam istilah orang-orang beragama disebut sebagai 

Tuhan.  
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Adapun alasan mendasar bagi manusia untuk terus menerus mencari 

kepercayaan luhur tersebut dapat kita temukan pada penggalan kalimat dalam naskah 

NDP bab I “kepercayaan itu akan melahirkan tata nilai guna menopang hidup 

budayanya”
153

. Jadi dapat disimpulkan bahwa berkepercayaan atau bertuhan  menjadi 

sebuah kebutuhan mendasar bagi manusia sebagai  pijakan dalam membangun nilai 

dan selanjutnya merekonstruksi tradisi dan budaya yang melembaga dalam kehidupan 

umat manusia. 

2. Esensi dua kalimat syahadat. 

Karena percaya akan “sesuatu” di luar diri manusia sebagai sandaran nilai 

dalam hidup yang merupakan wujud dari fenomena “bertuhan” adalah sebuah 

keniscayaan. Maka persoalan bagi manusia kaitannya dengan kepercayaan atau dalam 

term agama disebut dengan iman, bukanlah persoalan “percaya tuhan” versus “tidak 

percaya tuhan” yang dalam istilah akademik disebut “ateis” versus “teis”. Persoalan 

utama yang dihadapi umat manusia dalam persoalan iman adalah potensi untuk 

terjerembap pada ragam kepercayaan yang palsu-pseudo (false trusts) yang disebut 

dengan gejala “politeisme”. 

Dalam naskah NDP bab 1, tertera sebuah penjelasan tentang sebab dari 

hadirnya ragam kepercayaan manusia. penjelasan tersebut sebagai berikut : 

“Disebabkan kepercayaan itu diperlukan, maka dalam kenyataan kita temui 

bentuk-bentuk kepercayaan itu berbeda satu dengan yang lain, maka sudah 
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tentu ada dua kemungkinan, kesemuanya itu salah atau salah satu saja 

diantaranya yang benar. Di samping itu masing-masing bentuk kepercayaan 

mungkin mengandung unsur-unsur kebenaran dan kepalsuan yang tercampur 

baur.”
154

 

Berdasarkan penggalan kalimat dalam teks NDP yang tertera di atas, maka 

dapat dipahami bahwa penyebab dari hadirnya ragam kepercayaan dalam kehidupan 

manusia adalah keberadaan dari realitas atau kenyataan entitas yang beragam yang 

dijumpai dalam kehidupan manusia. Keragaman tersebut akhirnya membuat manusia 

tergelincir untuk menyandarkan kepercayaannya secara beragam pula. 

Memiliki kepercayaan yang banyak, dapat menjerumuskan pada kepercayaan 

yang palsu, olehnya hal yang demikian mesti dihindari. Dalam salah satu kalimat 

yang terdapat pada teks NDP bab 1 dijelaskan bahwa “menganut kepercayaan yang 

salah dengan cara yang salah, bukan saja tidak dikehendaki akan tetapi bahkan 

berbahaya.”
155

 . olehnya gejala politeisme menjadi perhatian khusus dalam ajaran 

islam.  

Visi utama dari diturunkannya ajaran islam (ajaran tunduk, patuh dan pasrah) 

adalah untuk menghilangkan fenomena “bertuhan banyak” (politeisme) oleh manusia 

yang dalam term agama disebut dengan syirik (mengadakan sekutu atau tandingan 

terhadap Tuhan). Olehnya jika mencermati makna dari kalimat persaksian umat islam 

(dua kalimat syahadat), maka pada kalimat persaksian tersebut tidak sama sekali 
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menyinggung persoalan ateisme atau dalam istilah Al-Qur‟an disebut dahriyun, tetapi 

menyinggung persoalan politeisme atau syirik. 

Kalimat persaksian umat islam dikenal dengan sebutan dua kalimat syahadat 

yang dalam terjemahan bebasnya diartikan “tidak ada tuhan selain Allah, dan 

Muhammad adalah utusan Allah” . mengenai syahadat pertama dijelaskan dalam 

naskah NDP bab 1 sebagai berikut : 

“perumusan kalimat persaksian (syahadat) islam yang pertama: tidak ada tuhan 

selain Allah, mengandung gabungan antara peniadaan dan pengecualian. 

Perkataan “tidak ada tuhan” meniadakan segala bentuk kepercayaan, 

sedangkan perkataan “selain Allah”, memperkecualikan suatu kepercayaan 

kepada kebenaran. Dengan peniadaan itu dimaksudkan agar manusia 

membebaskan dirinya dari belenggu segenap kepercayaan yang ada dengan 

segala akibatnya, dan dengan pengecualian dimaksudkan agar manusia hanya 

tunduk kepada ukuran kebenaran dalam menetapkan dan memilih nilai-nilai. 

Hal itu berarti tunduk kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, pencipta segala 

yang ada termasuk manusia. Tunduk dan pasrah itu disebut islam.”
156

 

Berdasarkan uraian teks NDP di atas maka dapat dipahami bahwa kalimat 

persaksian pertama umat islam yaitu “tidak ada tuhan selain Allah” mengandung 

unsur negasi dan afirmasi atau kalimat an-nafyu wal itsbat. Terkait  kalimat negasi 

dan afirmasi dalam syahadat, Cak Nur lebih jauh mengelaborasi penjelasannya 

sebagai berikut : 

“Dengan negasi itu, dimulai proses pembebasan, yaitu  pembebasan dari 

belenggu kepercayaan kepada hal-hal yang palsu. Tetapi demi kesempurnaan 

kebebasan itu, manusia harus mempunyai kepercayaan kepada sesuatu yang 

benar. Sebab, hidup tanpa kepercayaan sama sekali adalah hal yang mustahil. 

Sebagaimana ditunjukkan oleh eksperimen komunisme, seseorang dapat 

memulai dengan tidak percaya sama sekali, namun kekosongan dari 
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kepercayaan itu memberikan tempat bagi timbulnya kepercayaan baru yang 

justru lebih mencekam dan membelenggu. Ini sejajar dengan ucapan Bung 

Hatta, bahwa kebebasan yang tak terbatas atau tak bertanggung jawab akan 

justru mengundang lawan kebebasan itu sendiri yaitu tirani. Atau dalam 

ungkapan lain, kebebasan terwujud hanya jika disertai dengan ketundukan 

tertentu, yaitu ketundukan kepada yang secara intrinsik benar, yakni benar 

pada dirinya sendiri, tidak pada faktor luar secara tidak sejati.”
157

  

Penjelasan Cak Nur di atas semakin menandaskan bahwa kehadiran islam 

tidak terlalu mempersoalkan perkara ateisme atau dahriyun sebab mustahil manusia 

hidup tanpa memegang satu kepercayaan, seperti dalam ungkapan Ali Syariati yang 

dikutip oleh Budhy Munawar Rahman bahwa kedatangan islam adalah proses 

pergumulan agama versus agama.
158

 Maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran islam 

pada masa Arab jahiliyah bukan untuk mengatasi orang-orang yang disebut tidak 

beragama (ateis) tetapi meluruskan kepercayaan kepada Tuhan yang telah 

diselewengkan dari tuntunannya, yaitu agama-agama pagan. 

Berkaitan dengan ateisme, terdapat gagasan yang menarik dalam pemikiran 

Cak Nur. Menurutnya ateisme adalah proses menuju kepada monoteisme. Dalam 

artian bahwa mustahil seseorang mencapai iman yang benar kecuali jika ia telah 

melewati proses pembebasan dirinya dari kepercayaan-kepercayaan yang ada.
159

 

Olehnya upaya pembebebasan atau pemurnian kepercayaan menurut Cak Nur harus 

dilakukan dengan dua cara sekaligus, pertama, melepaskan diri dari kepercayaan 

kepada yang palsu itu dan sekaligus kedua, melakukan upaya pemusatan kepercayaan 
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hanya kepada yang benar. Dua hal itulah yang dirangkum dalam dua surat pendek Al-

Qur‟an, yaitu surah Al-kafirun, surah ke 109 dan surah Al-Ikhlas, surah ke 112. Yang 

pertama oleh Ibn Taymiyah dikatakan mengandung Tawhid Uluhiyah (penegasan 

bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah satu-satunya) dan yang kedua 

dikatakannya mengandung Tawhid Rububiyah (penegasan bahwa Allah adalah Tuhan 

yang Maha Esa, yang satu secara mutlak dan transendental). Dua macam Tawhid 

yang terangkum dalam dua surah inilah yang membuat iman seseorang dikatakan 

murni.
160

   

Terkait upaya pemusatan untuk sampai pada kebenaran Mutlak yaitu Tuhan 

yang Maha Esa. Dalam teks NDP bab 1 dijelaskan sebagai berikut : 

“Tuhan itu ada, dan yang ada secara mutlak itu hanyalah Tuhan. Pendekatan ke 

arah pengetahuan akan adanya Tuhan dapat ditempuh manusia dengan 

berbagai jalan, baik yang bersifat intuitif, ilmiah, historis, pengalaman dan 

lain-lain.”
161

  

Berdasarkan penuturan pada naskah NDP di atas, dapat dipahami bahwa 

dalam setiap upaya pemusatan manusia untuk sampai kepada Tuhan, maka Tuhan 

senantiasa menyediakan jalan yang lapang bagi setiap hambanya yang dengan 

kesungguhan hatinya ingin melangkah pada jalan spiritual. Seperti yang juga 

disampaikan Budhy Munawar Rahman dalam menjelaskan pikiran Cak Nur sebagai 

berikut : 
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“suatu perjalanan kepada Tuhan yang akan membawa kepada kepuasan batin 

yang esoterik itu pada dasarnya mempunyai bnyak jalur perjalanan. Itu 

sebabnya dalam Al-Qur‟an kata “jalan” diistilahkan dengan berbagai nama 

yaitu : shirat, sabil, syari’ah, thariqah, minhaj, mansak ( jamaknya : manasik 

), dan maslak ( jamaknya : suluk ), yang semuanya berarti jalan, cara, metode, 

atau semacamnya. Ini mengimpliksikan bahwa dalam ajaran Islam, “jalan 

dalam beragama” itu tidak hanya satu. Apalagi jalan itu juga sangat 

tergantung kepada masing-masing pribadi yang mempunyai idiom sendiri-

sendiri mengenai bagaimana beragama. Walaupun dalam pandangan islam 

jalan menuju Tuhan itu sendiri sebetulnya satu, tapi jalurnya banyak.”
162

 

Jika mengacu pada penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa setiap 

manusia memiliki perbedaan kapasitas berpikir dan juga memiliki perbedaan dari segi 

pengalaman hidup utamanya pengalaman spiritual, hal demikian membuat manusia 

memiliki masing-masing cara dalam setiap upaya untuk mendekatkan dirinya kepada 

Tuhan, dalam istilah yang dipopulerkan oleh Cak Nur : taqarrub ila allah. Jangankan 

berbicara dalam konteks manusia secara universal, dalam konteks ajaran agama islam 

sendiri. Penghayatan keagamaan itu sangat ditentukan oleh ragam disiplin keilmuan 

tradisional islam seperti falsafah (filsafat), kalam (teologi), tasawuf (mistisisme) dan 

fiqh (hukum islam). Keragaman tersebut mengindikasikan akan kekayaan khazanah 

keilmuan dalam dunia islam dan di lain sisi menandaskan bahwa jalan spiritual 

menuju Tuhan tidaklah sempit, seperti sempitnya prasangka kebanyakan manusia 

sendiri. 

 Menjadi persoalan, tatkala penganut masing-masing “jalan” menuju Tuhan 

itu menganggap “jalan mereka” yang paling absah, sehingga “jalan lain” dianggap 

keliru bahkan sesat. Dan fenomena klaim kebenaran (truth claim) semacam itu justru 
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mewarnai perjalanan sejarah pemikiran islam. Seperti yang diterangkan oleh budhy 

Munawar Rahman sebagai berikut : 

“Dalam sejarah pemikiran Islam, perdebatan mengenai absah tidaknya suatu 

jalur keberagamaan telah menjadi perdebatan yang ramai sekali mewarnai 

khazanah pemikiran islam. Gambaran semacam itu misalnya muncul dalam 

polemik-polemik klasik yang dari kalangan ilmuwan dan failasuf Muslim 

seperti Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibnu Sina, di satu sisi dengan Al-Ghazali dan 

Ibn Taimiyah, di sisi lain, yang kemudia dijawab oleh Ibn Rusyd terutama 

tuduhan dari Al-Ghazali itu” 
163

 

Terkait polemik perdebatan antara pemikir-pemikir muslim yang disebutkan 

di atas, ide Cak Nur yang coba diterangkan oleh Budhy Munawar Rahman sebagai 

upaya memoderasi polemik perdebatan tersebut, sebagai berikut : 

“Sebetulnya kalau segala persoalan yang diperdebatkan itu dapat dipandang 

dari sudut masing-masing keilmuan tersebut, maka bisalah dipahami duduk 

persoalannya, bahwa dalam proses menuju jalan tuhan, masing-masing jalur 

mereka mungkin dapat mengantarkan kepada religiusitas yang sebenarnya. 

Sehingga dengan demikian, adanya berbagai macam pendekatan kepada islam 

itu absah saja, dan tidak bisa diklaim bahwa yang satulah yang paling benar, 

sedang yang lain salah. Inilah ide Cak Nur yang selalu ditekankan mengenai 

pandangan bahwa jalan atau pintu menuju Tuhan itu banyak, sebanyak Idiom 

Pribadi.”
164

 

Berdasarkan keterangan di atas, semakin menegaskan bahwa semua jenis 

pendekatan yang coba dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk bisa sampai pada 

“pengetahuan tentang Tuhan” itu absah saja. Upaya demikian disebut dengan 

ijtihad,dan orang yang melakukannya disebut mujtahid. dan beberapa ulama 

menjelaskan bahwa barang siapa yang ber-ijtihad dengan “sungguh-sungguh” untuk 

mencari kerelaan Tuhan, jika ijtihad itu benar, maka mujtahid tersebut mendapatkan 
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dua pahala, namun jika ijtihad itu keliru, maka mujtahid tersebut memperoleh satu 

pahala (pahala dari ijtihad yang sungguh-sungguh).  

Dari uraian mengenai proses ijtihad di atas, ide pokok yang dapat dipahami 

bahwa pemahaman tentang Tuhan atau ketuhanan bukan sebuah area sempit yang 

hanya bisa dimasuki atau bahkan dimonopoli oleh segelintir orang. Ide utamanya (the 

main of idea) adalah setiap manusia sebagai hamba itu punya “hak personal” untuk 

dapat menyingkap kebenaran tentang Tuhan yang disebut sebagai pengalaman 

teofanik. Adapun pengklasifikasian tertentu secara elitis dalam ajaran islam seperti  

Ulama, Kyai, habaib dan lain-lain yang dianggap sebagai rujukan otoritas keagamaan 

ummat kaitannya akan “pemahaman ketuhanan” itu adalah persoalan lain. 

Di dalam kitab suci Al-Qur‟an terdapat sebuah ayat yang dapat menguatkan 

penjabaran di atas, terdapat pada surah Al-Ankabut (29) ayat 69 : 

                     

Terjemahnya :  

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- 

benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan 

Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”
165

 

Pada ayat ke 69 dari surah Al-Ankabut, seperti yang tertera di atas, terdapat 

diksi “subul” yang merupakan bentuk jamak dari kata “sabil” yang berarti jalan. 

Maka frasa “subulussalam” pada ayat di atas dapat dimaknai bahwa “banyak jalan 

menuju keselamatan”. Ayat tersebutlah yang sering digunakan Cak Nur sebagai 
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acuan dalam menjelaskan gagasannya mengenai keragaman jalan atau pintu menuju 

Tuhan. 

Berdasarkan penjelasan mengenai keragaman jalan yang ditempuh dalam hal 

keberagamaan, harus ditekankan bahwa pemahaman seseorang mengenai ajaran 

agamanya meskipun diakui oleh yang bersangkutan sebagai yang paling tepat.(tanpa 

harus menyalahkan orang lain akan ajaran agama yang dipahaminya), akan tetapi 

pemahaman seseorang atau kelompok tentang suatu agama bukanlah senilai dengan 

agama itu sendiri. (karena agama dalam arti yang murni merupakan ajaran yang 

bersumber dari Tuhan, sedangkan pemahaman keagaman merupakan hal yang tidak 

bisa lepas dari proses historis dan sosiologis). 

Penjelasan di atas mengkonfirmasi bahwa kemutlakan Tuhan tidak akan 

mampu direngkuh oleh kenisbian manusia atau dengan kata lain Tuhan yang tidak 

terbatas secara hakiki tidak akan mampu dipahami secara menyeluruh dan utuh oleh 

manusia yang serba terbatas. Oleh karena kenisbian manusia untuk dapat merengkuh 

Tuhan, sementara bertuhan yang benar dan dengan cara yang benar merupakan 

sebuah tuntunan fitrah manusia. Maka manusia memerlukan sebuah perangkat 

tambahan untuk melengkapi pemahamannya akan hakikat Tuhan yang sebenarnya. 

Terkait perangkat tambahan bagi manusia untuk dapat melengkapi 

pemahamannya akan hakikat Tuhan, dalam naskah NDP bab 1 dijelaskan sebagai 

berikut : 
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“karena kemutlakan Tuhan dan kenisbian manusia, maka manusia tidak 

mungkin menjangkau sendiri kepada pengertian akan hakikat Tuhan yang 

sebenarnya. Namun demi kelengkapan kepercayaan kepada Tuhan, manusia 

memerlukan pengetahuan secukupnya tentang ketuhanan dan tata nilai yang 

bersumber kepada-Nya. Oleh sebab itu, diperlukan sesuatu yang lain yang 

lebih tinggi namun tidak bertentangan dengan akal. Sebagaimana aka itu 

sendiri adalah perlengkapan manusia yang lebih tinggi tetapi tidak 

bertentangan dengan insting da indera. Sesuatu yang diperlukan itu ialah 

(wahyu), yaitu pengajaran atau pemberitahuan yang langsung dari Tuhan 

sendiri kepada manusia. Tetapi sebagaimana kemampuan menerima ilmu 

pengetahuan sampai ketingkat yang tertinggi tidak dimiliki oleh setiap orang. 

Wahyu hanya diberikan melalui orang-orang tertentu yang memenuhi syarat 

dan dipilih oleh Tuhan sendiri, yaitu para Nabi dan Rasul atau utusan Tuhan. 

Dengan kewajiban para Rasul untuk menyampaikannya kepada seluruh 

manusia. Para Rasul itu telah lewat dalam sejarah semenjak Adam, Nuh, 

Ibrahim, Musa, isa atau Yesus anak Maryam sampai kepada Muhammad. 

Muhammad adalah Rasul Allah yang penghabisan, jadi tiada Rasul lagi 

sesudahnya. Jadi, para Nabi dan Rasul itu adalah manusia biasa dengan 

kelebihan bahwa mereka itu menerima wahyu dari Tuhan.”
166

      

Berdasarkan penjelasan pada nakah NDP di atas, maka dapat dipahami bahwa 

perangkat yang dibutuhkan manusia atas kenisbiannya untuk mengetahui hakikat 

Tuhan adalah wahyu yang diturunkan oleh manusia-manusia pilihan yang dalam 

tradisi islam disebut dengan Nabi dan Rasul. 

Mengenai kehadiran Nabi dan Rasul yang diutus oleh Tuhan, seorang ulama 

kontemporer dari Pakistan, Fazlur Rahman menjelaskan bahwa keyakinan dan 

kesadaran akan keberadaan Tuhan yang disebut al-Qur‟an sebagai yang ghaib, dalam 

kadar tertentu ditransformasi menjadi “nyata” melalui wahyu yang diturunkan oleh 

para nabi.
167

 Jadi kehadiran nabi menurut Fazlur Rahman bertujuan untuk 

mentransformasi sesuatu yang bersifat ghaib (termasuk dimensi ketuhanan) menjadi 
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sesuatu yang “nyata” dalam bentuk penjelasan-penjelasan yang tertuang dalam wahyu 

(kitab suci), hal itu bertujuan untuk memudahkan manusia dalam memahami sesuatu 

yang ghaib tersebut. 

Selain penjelasan di atas, menurut Fazlur Rahman kehadiran Nabi dan Rasul 

juga merupakan rahmat tuhan bagi manusia, penjelasan Fazlur Rahman sebagai 

berikut : 

“rahmat Tuhan secara logis menghendaki adanya pengiriman rasul, pewahyuan 

kitab-kitab dan penunjukan jalan yang benar kepada manusia. Petunjuk 

(hidayah) ini secara inheren menjadi sifat dasar primordial manusia yang 

mampu membedakan yang baik dan yang jahat karena melekat di dalam 

hatinya dan karena manusia telah membuat perjanjian azali dengan Tuhan 

untuk mengakui-Nya sebagai Tuhan.”
168

 

Berdasarkan keterangan Fazlur Rahman di atas, maka dapat dipahami bahwa 

kehadiran Nabi dan Rasul (sebagai rahmat) dalam pengertian sebagai pengingat 

kepada manusia akan hakikat suci primordialnya sehingga manusia dapat mengikuti 

dorongan hati nuraninya (yang bersifat cahaya) yang berfungsi sebagai penerang akan 

perjalan hidup yang kapan saja dapat tersesat  ke jalan yang gelap atau kedzaliman. 

Berdasarkan uraian di atas, sudah menjadi terang bahwa kalimat persaksian 

umat islam tidak dapat dipisahkan antara unsur ketuhanan dan kenabian atau 

kerasulan. Kemudian  utusan (rasul) Tuhan yang dimaksud dalam dua kalimat 

syahadat adalah Muhammad ibn Abdullah. Mengenai Muhammad SAW sebagai 
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utusan (rasul) Tuhan, Azhari Akmal Tarigan memberikan sebuah keterangan sebagai 

berikut : 

“Keberadaan Muhammad dalam struktur teologi islam sangat penting. Melalui 

Nabi Muhammad SAW wahyu Allah sampai kepada umat. Bukan saja wahyu 

yang terhimpun dalam al-Qur‟an, juga banyak hadis qudsi. Bahkan, hadis-

hadis Nabi sesungguhnya petunjuk dari Allah SWT. Di dalam al-Qur‟an 

dipertegas bahwa tidak ada sesuatu pun yang dikatakan Nabi Muhammad 

SAW, kecuali bersumber dari wahyu Allah SWT.”
169

 

Sebagai representasi dari pesan ilahi yang merealitas dalam kehidupan dunia 

yang profan. Nabi Muhammad merupakan cerminan dari perilaku yang baik dan 

benar. Hal itu sesuai dengan sifat yang melekat pada Nabi yaitu ishma’ dan orangnya 

disebut ma’shum yang merupakan jaminan langsung dari Tuhan akan kebenaran Nabi 

Muhammad dan juga jaminan akan autentisitas wahyu yang diturunkan Tuhan kepada 

Nabi Muhammad. 

Mengenai siifat ishma’ Nabi Muhammad, seorang orientalis asal jerman, 

Annemarie Schimmel memberikan keterangan sebagai berikut : 

“Satu bab penting dalam profetologi islam berkenaan dengan ishma’ Nabi. 

Istilah ini berarti secara mendasar keterlindungan dan kebebasan (dari 

keburukan moral dan dengan sendirinya bukan hanya berarti integritas moral 

yang sempurna, bahkan tidak ada celanya). Sebagaimana yang diajarkan 

dalam islam, Tuhan melindungi nabi-nabinya dari dosa dan kesalahan sebab  

jika tidak, firman ilahi akan tercemar oleh noda yang berasal dari 

pembawanya”.
170
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Mengenai jaminan Tuhan akan ke-ma’shum-an Nabi Muhammad 

sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka sifat tersebut menjadi sangat penting 

untuk menandaskan akan kebenaran ajaran atau risalah yang dibawakan oleh Nabi 

Muhammad sebagai Nabi terakhir yang meneruskan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya 

untuk senantiasa mengesakan Tuhan. Oleh karena itu Nabi Muhammad disebut 

sebagai khatamun nabiyyin wal mursalin, yang dalam terjemahan bebasnya diartikan 

(sebagai penutup Nabi dan Rasul).  

Mengenai diksi “khatam”, Budhy Munawar Rahman saat menjelaskan pikiran 

Cak Nur memberikan keterangan yang menarik, keterangan tersebut sebagai berikut : 

“Dalam Al-Qur‟an, kata khatam secara harfiah berarti cincin, yaitu cincin 

pengesah dokumen (seal). Fungsi Nabi Muhammad SAW terhadap para Nabi 

dan Rasul sebelum beliau menurut Cak Nur : memberi pengesahan kepada 

kebenaran kitab-kitab suci dan ajaran mereka.”
171

  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa ajaran untuk 

mengesakn Tuhan merupakan ajaran yang disampaikan oleh seluruh Nabi dan Rasul 

dan puncak dari ajaran tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka semakin 

jelas bahwa kesempurnaan ketauhidan seorang hamba tidak bisa terlepas dari 

kepercayaannya kepada Nabi Muhammad. Hal demikian dipertegas pada naskah 

NDP bab 1 sebagai berikut : 

“Jadi untuk memahami ketuhanan yang Maha Esa dan ajaran-ajaran-Nya, 

manusia harus berpegang kepada Al-Qur‟an, dengan terlebih dahulu 

memercayai kerasulan Muhammad. Maka kalimat persaksian yang kedua 
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memuat esensi kedua dari pada kepercayaan yang harus dianut umat manusia 

yaitu bahwa Muhammad adalah Rasul Allah.”
172

 

Selain keterangan mengenai kerasulan Muhammad di atas, penting juga 

sedikit membahas mengenai sisi lain Muhammad, yaitu Muhammad sebagai manusia 

biasa. Yang butuh Makan, Minum, pakaian dan kebutuhan-kebutuhan manusiawi 

lainnya. Terkait sisi kemanusiaan Muhammad, dapat ditemukan dalam penjelasan 

kitab suci, terdapat dalam Al-Qur‟an surah Al-kahfi (18) ayat 110 : 

                          

                       

Terjemahnya :   

“Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang 

diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan 

yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka 

hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia 

mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya.”
173

 

Pada penjelasan ayat di atas dikatakan bahwa Muhammad hanyalah seorang 

manusia biasa, al-basyr (sisi biologis) dari manusia. Adapun hikmah dari penjelasan 

mengenai sisi kerasulan dan sisi kemanusiaan Muhammad dijelaskan oleh Azhari 

Akmal Tarigan, sebagai berikut : 

“Pada lain sisi, tetap saja Nabi Muhammad adalah manusia biasa sama seperti 

kita, konsekuensinya, apapun yang diajarkannya baik dalam bentuk perkataan 

maupun perbuatan langsung yang dicontohkannya, menjadi mungkin untuk 

ditiru dan diteladani. Tidak ada satupun ajaran ajaran islam yang “aneh-aneh” 
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dalam arti sesuatu yang tidak mungkin tidak dipraktekkan manusia. Siapapun 

boleh membuktikannya bahwa tidak ada satu pun ajaran islam yang mustahil 

untuk dilaksanakan."
174

 

Selain keterangan dari Azhari Akmal Tarigan di atas, Budhy Munawar 

Rahman Juga memberikan komentar mengenai Hikmah dari keterangan mengenai sisi 

kemanusiaan Muhammad, komentar tersebut sebagai berikut : 

“Pelajaran di balik sejarah yang sangat menarik adalah bahwa agama islam 

membedakan dengan tegas antara Allah dan Rasul-Nya. Meskipun islam 

sedemikian besarnya, tetapi umat islam selamat untuk tidak terjerumus kepada 

praktik menuhankan pendirinya. Hal ini tidak seperti kaum Kristen yang 

akhirnya menuhankan Isa Al-Masih, tidak seperti kaum Budha yang akhirnya 

menuhankan Budha Gautama, walaupun Isa Al-Masih dan Budha Gautama 

tidak pernah mengakui bahwa ia adalah Tuhan ataupun mengajarkan untuk 

menyembahnya. Yang lebih lucu lagi Kong Hu Chu. Menurut banyak orang, 

Kong Hu Chu adalah seorang filsuf dan tidak mengajarkan agama, tetapi 

filsafatnya itu kemudian menjadi agama. Di dalam kelenteng-kelenteng yang 

disembah adalah patung Kong Hu Chu. Hampir semua agama terjerumus 

dalam penyembahan terhadap tokoh pendirinya, kecuali islam dan yahudi. 

Tentunya ini merupakan hasil dari kesadaran bahwa Rasulullah itu manusia 

biasa.”
175

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa ada dua hikmah dari 

disampaikannya sisi kemanusiaan Muhammad, pertama, agar ummat Nabi 

Muhammad menyadari bahwa ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad 

bukanlah ajaran yang rumit. Sehingga sulit bahkan mustahil untuk dilaksanakan. 

keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad tidak akan keluar dari koridor 

kemanusiaannya sehingga semua manusia dapat menjadikan beliau sebagai suri-

tauladan. Kedua, ajaran mengenai kemanusiaan Muhammad dapat menepis asumsi 
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beberapa kelompok yang megatakan bahwa ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi 

Muhammad merupakan ajaran Muhammadanisme (menegasikan Tuhan dalam 

kaitanya dengan kehadiran ajaran Islam). Asumsi kelompok mengenai Islam sebagai 

ajaran Muhammadanisme secara tidak langsung menyamakan Islam dengan ajaran 

yang dianut oleh orang-orang komunis yang terjebak dalam perangkap penyembahan 

kepada tokoh-tokoh mereka, sehingga menghasilkan ajaran seperti marxisme, 

leninisme, stalinisme, maoisme dan sebagainya, hal yang demikian banyak dikritisi 

oleh Cak Nur. 

Setelah memahami posisi Nabi Muhammad sebagai Rasul dan sebagai 

manusia biasa, maka sikap meneladani perilaku Muhammad mesti dikoreksi 

sekaligus direkonstruksi. Kebanyakan umat Islam cenderung menjadikan Nabi 

Muhammad sebagai teladan pada aspek ibadah mahdah semata, namun mengabaikan 

sisi lain Muhammad pada aspek kegigihan beliau untuk menebar cinta-kasih dalam 

membangun peradaban. Olehnya Nabi Muhammad harus diposisikan tidak hanya 

sekedar sebagai pemimpin Agama namun juga sebagai pemimpin politik dan dalam 

makna yang sempurna sebagai pemimpin peradaban. 

Berdasarkan keseluruhan penjabaran di atas mengenai esensi dari dua kalimat 

syahadat dapat disimpulkan bahwa jalan untuk mecapai keridhoan Tuhan tidak bisa 

lepas dari kesadaran untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan dalam 

hidup, harus disadari bahwa tugas mulia sebagai pengikut Muhammad adalah 

mempertahankan dan melanjutkan perjuangan beliau dalam membangun peradaban. 
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Olehnya sebagai pengikut Muhammad, keterlibatan dalam kehidupan sosial menjadi 

sebuah keharusan sebagaimana hal demikian juga merupakan konsekuensi logis dari 

ajaran Tauhid. 

3. Dampak sosial-kemanusiaan dalam ajaran Tauhid. 

Esensi dari ajaran Tauhid atau meng-Esakan Tuhan adalah pembebasan 

manusia dari setiap belenggu yang dapat mendegradasi kemanusiannya sebagai 

magnum opus atau maha-karya ciptaan Tuhan. Jadi ajaran Tauhid adalah ajaran yang 

sepenuhnya merupakan kepentingan manusia dan bukan kepentingan Tuhan (sebab 

Tuhan tidak berkepentingan terhadap apapun), karena seandainya saja semua 

makhluk justru mengingkari atau durhaka kepada Tuhan itu tidak akan 

mempengaruhi atau menurunkan sedikitpun kualitas ketuhanan dari Tuhan itu sendiri. 

Mengenai belenggu yang mesti disingkirkan manusia dalam memperoleh 

kebenaran, belenggu tersebut berasal dari dua aspek yaitu dari dalam diri dan dari 

luar diri manusia. Oleh karena itu efek pembebasan dari ajaran Tauhid dapat dilihat 

dari dua sisi yaitu pembebasan diri (self liberation) dan juga pembebasan sosial 

(social liberation). 

Berkaitan dengan spirit pembebasan dari ajaranTauhid. Menurut Cak Nur, 

dalam kitab suci, prinsip Tauhid atau meng-Esakan Tuhan dikaitkan langsung 

dengan sikap menolak thagut. Penjelasan tersebut diinformasikan dalam kitab suci 

Al-Qur‟an surah Al-Nahl (16) ayat 36 : 
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Terjemahnya :  

“Dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk 

menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut  itu", Maka di 

antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula 

di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka 

berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan 

orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).”
176

 

Perkataan thagut sendiri mengacu pada kekuatan sewenang-wenang, otoriter 

dan tiranik atau seperti pengertian A. Hassan yang dikutip oleh Cak Nur yaitu “apa-

apa yang melampaui batas”.
177

 Oleh karena belenggu yang ingin dihilangkan oleh 

spirit Tauhid bersal dari dalam diri dan luar diri manusia, maka thagut itu sendiri juga 

terdapat dalam diri dan luar diri manusia. 

Mengenai upaya pembebasan diri manusia dari belenggu dalam dirinya 

sendiri, Cak Nur yang  mengutip Huston Smith, memberikan keterangan sebagai 

berikut 

“Bahwa keenganan manusia untuk menerima kebenaran antara lain karena 

sikap menutup diri yang timbul dari refleksi agnostik atau keengganan untuk 

tahu tentang kebenaran yang diperkirakan justru akan lebih tinggi nilainya 

daripada yang sudah ada pada kita. Padahal kata smith, kalau saja kita 
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membuka diri untuk menerima kebenaran itu, maka mungkin kita akan 

memperoleh kebaikan dan energi yang kita perlukan.”
178

 

Meski keterangan Huston Smith di atas diperjelas oleh Cak Nur sebagai 

sinyalemennya tentang sikap orang barat terhadap islam, akan tetapi pesan tersebut 

dapat menjadi bahan refleksi juga bagi beberapa kalangan umat islam yang cenderung 

anti terhadap hal-hal yang berkenaan dengan barat (menutup diri dengan dunia 

“barat”). 

Belenggu dalam diri yang dimaksud di atas dikenal dengan sebutan “hawa 

nafsu” , dari bahasa arab hawa al-nafs yang terjemahan harfiahnya keinginan diri 

sendiri. Keinginan diri sendiri ini merupakan belenggu bagi manusia yang dapat 

menjerumuskan pada suatu perbuatan syirik yang sangat halus, yaitu menuhankan diri 

sendiri, dan perbuatan tersebut sangat sulit untuk disadari meskipun setiap saat terus 

saja membelenggu. 

Adapun keterangan kitab suci mengenai fenomena menuhankan diri sendiri 

terdapat pada surah Al-Jatsiyah (45) ayat 23  

                               

                      

Terjemahnya :  

“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai 

Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya, dan Allah telah 

mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas 
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penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah 

Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil 

pelajaran.”.
179

 

Mengenai fenomena menuhankan diri sendiri, Cak Nur memberikan 

keterangan tambahan sebagai berikut :  

“Seorang disebut menuhankan keinginan dirinya jika dia memutlakkan diri dan 

pandangan atau pikirannya sendiri. Biasanya orang seperti itu mudah terseret 

kepada sikap-sikap tertutup dan fanatik, yang amat cepat bereaksi negatif 

kepada sesuatu yang datang dari luar, tanpa sempat mempertanyakan 

kemungkinan segi kebenaran dalam apa yang datang dari luar itu. Inilah salah 

satu bentuk kungkungan atau perbudakan oleh tirani vested interest 

(kepentingan pribadi).”
180

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dampak yang dihasilkan 

dari sikap menuhankan diri sendiri adalah lahirnya sikap fanatik dan tertutup 

(eksklusif). Dan biasanya eksklusifitas dan fanatisme dapat menjerumuskan 

seseorang atau kelompok ke dalam jurang ekstremisme dan terorisme. Hal demikian 

diterangkan dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah (2) ayat 87-88 
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Terjemahnya :  

“ Dan Sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al kitab (Taurat) kepada Musa, 

dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, 

dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat) kepada Isa putera 

Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus. Apakah Setiap 

datang kepadamu seorang Rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak 

sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong; Maka beberapa orang 

(diantara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu 

bunuh?, dan mereka berkata: "Hati Kami tertutup". tetapi sebenarnya Allah 

telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka: Maka sedikit sekali 

mereka yang beriman.”
181

 

Mengenai ayat di atas, Cak Nur  memberikan komentar sebagai berikut : 

“Meskipun ayat suci itu melukiskan kelakuan kalangan tertentu dari Bani Israil 

(bangsa Yahudi), namun the moral behind the story jelas berlaku untuk semua 

golongan, pelajaran moral itu berada di sekitar bahaya penolakan kebenaran 

(kufr) karena kecongkakan (istikbar) dan sikap tertutup karena merasa telah 

penuh berilmu (ghulf).”
182

 

Selain keterangan dari Cak Nur mengenai tirani dalam diri manusia, Analogi 

dengan tingkat alegoris yang cukup tinggi diterangkan oleh seorang psikolog barat 

Robert Frager yang menyebut sikap menuhankan diri sendiri itu didorong oleh apa 

yang dia sebut dengan “nafs Tirani”. Robert Frager lebih jauh memberikan 

keterangannya mengenai  fir’awn bathiniyah dan musa bathiniyah sebagai berikut : 

“Tingkat pertama dari nafs ini (nafs tirani) adalah bagaikan Fir‟awn yang 

sombong dan zalim. Tidaklah cukup bahwa para Fir‟awn Mesir merupakan 

penguasa mutlak yang paling kuat dan memiliki peradaban yang paling maju 

di muka bumi. Mereka juga harus disembah sebagai Tuhan. Hasrat akan 
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kekuasaan, pujian, dan bahkan pemujaan adalah ciri khas dari tingkat nafs 

ini.”
183

   

Dengan mengingatkan akan pesan Jalaluddin Rumi untuk memperlakukan 

Musa dan Fir‟awn seakan-akan hidup, sebuah kenyataan batiniah, dan tidak sebagai 

tokoh-tokoh sejarah saja. Lebih jauh Robert fragen memberikan keterangannya 

sebagai berikut : 

“Pada satu sisi, kisah tentang Musa membebaskan Israel dari perbudakan 

adalah sebuah alegori proses pembebasan diri kita dari diri tirani. Masing-

masing kita memiliki Fir‟awn di dalam diri kita, dan masing-masing kita 

memiliki Musa (seorang Rasul suci yang membawa kita dari perbudakan 

menuju kebebasan.”
184

  

Berdasarkan beberapa uraian di atas mengenai tirani dalam diri manusia, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa dampak dari pembebasan diri (self liberation) 

akan melahirkan sikap rendah hati, tidak sombong dan lebih mudah menghargai 

pendapat orang lain. Sikap terbuka akan pendapat dari luar diri sendiri akan 

melahirkan kepribadian yang produktif dan memiliki wawasan yang luas sebagai 

kunci dari kebijaksanaan. 

Selain dampak pada pembebasan diri (self liberation) dari ajaran Tauhid, 

dampak yang juga tidak kalah penting adalah pembebasan sosial (social liberation). 

Seperti yang diketahui bahwa masyarakat merupakan kumpulan dari pribadi-pribadi, 

olehnya kualitas kepribadian sangat menentukan kualitas masyarakat. Kepribadian 
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yang telah tertanam spirit tauhid dalam dirinya maka secara otomatis akan menolak 

segala bentuk tirani yang muncul di masyarakat. 

Tirani atau thagut di luar diri manusia, dapat diklasifikasi menjadi dua yaitu 

tirani alam dan juga tirani manusia. Kedua tirani tersebut mewarnai sejarah panjang 

umat manusia dan pastinya memberi dampak buruk dalam perkembangan sejarah 

umat manusia. Sikap menuhankan kedua tirani tersebut dapat kita jumpai melalui 

sikap memitoskan alam dan juga manusia. 

Mengenai mitos terhadap alam, Cak Nur memberikan komentar sebagai 

berikut : 

“pada mitologi terhadap alam, pembelengguan itu berwujud tertutupnya 

kemampuan manusia untuk melihat hukum-hukum alam yang telah ditetapkan 

Tuhan itu menurut apa adanya. Dengan kata lain, syirik menutup pintu ilmu 

pengetahuan, karena pendekatan kepada persoalan yang menyangkut alam itu 

diselesaikan melalui cara-cara magis-mitologis yang lebih banyak bersandar 

kepada khayal daripada kenyataan”
185

 

Selain penjelasan Cak Nur di atas, menarik juga untuk mengikuti penjelasan 

Zezen Muttaqin dalam artikelnya yang dikutip oleh Azhari Akmal Tarigan terkait 

belenggu alam semesta, penjelasan tersebut sebagai berikut : 

“Orang di desaku menganggap batu besar di pinggir kampong penuh keramat, 

ada penghuninya. Jangan berani dekat-dekat nanti kesambet (dirasuki 

makhluk yang menghuni batu itu). Itulah salah satu contoh kecil perbuatan 

yang menyekutukan Tuhan. Karena sikap itu, orang kampungku terbelenggu 

oleh batu itu. Padahal, batu-batu itu jelas menghalangi rencana pembuatan 

jalan di desa kampungku. Karena tauhid pertama-tama manusia terbebas dari 
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belenggu alam. Sekarang jalan di kampungku sudah jadi. Batu itu akhirnya 

terbongkar setelah seorang kyai muda di kampungku memberi jaminan. Batu 

besar itu diolah menjadi batu nisan dan ulekan.”
186

 

Berdasarkan dua uraian di atas maka dapat dipahami bahwa efek dari 

belenggu alam adalah terjadinya kemunduran pada penerapan ilmu pengetahuan 

dalam kehidupan masyarakat. Alam semesta yang telah ditetapkan hukum-hukum di 

dalamnya oleh Tuhan tidak dapat diketahui secara objektif melalui perangkat ilmu 

pengetahuan karena belenggu kesadaran mistis. Olehnya dampak dari kebebasan 

terhadap belenggu alam adalah munculnya kesadaran untuk memberikan apresiasi 

terhadap ilmu pengethuan agar dapat membaca fenomena alam dengan apa adanya 

(objektif). 

Selain pembebasan diri dari tirani alam, pembebasan lain di luar diri manusia 

sebagai konsekuensi dari ajaran Tauhid adalah pembebasan diri dari tirani sesama 

manusia. Terkait belenggu sesama manusia, Cak Nur memberikan keterangan sebagai 

berikut : 

“Mitologi kepada sesama manusia menghasilkan tirani atau kultus, dengan efek 

pembelengguan yang lebih kuat lagi. Perampas kebebasan manusia tidak ada 

kecuali sesama manusia sendiri, melalui sistem-sistem tiranik dan cultic, baik 

dalam pemerintahan maupun dalam bidang-bidang kehidupan yang lain, 

termasuk dalam kehidupan keagamaan.”
187

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa bentuk tirani sesama 

manusia menjelma melalui sikap absolutisme seorang penguasa dan juga agamawan 
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yang dikultuskan secara berlebihan, apalagi sampai menganggap agamawan tersebut 

suci tanpa celah. Secara tidak langsung sikap demikian menyamakan agamawan 

tersebut dengan Nabi Muhammad dengan sifat ishma’ yang dimiliki Nabi. 

Efek dari belenggu sesama manusia tersebut adalah terjadinya pembungkaman 

sipil akibat penguasa absolut yang anti kritik. Sementara dalam bidang keagamaan 

terjadi kemandekan dari segi pengembangan ajaran agama, karena meniadakan 

dialektika dengan seorang Agamawan yang dianggap fatwanya setara dengan sabda 

Nabi bahkan bisa saja dianggap setara dengan firman Tuhan. 

Berdasarkan uraian di atas, Cak Nur memberikan keterangan lebih lanjut 

mengenai efek dari pembebasan akan tirani sosial dalam kehidupan masyarakat, 

penjelasan tersebut sebagai berikut : 

“Dari berbagai konsekuensi logis paham Ketuhanan Yang Maha Esa, salah 

satunya yang amat kuat mempunyai dampak pembebasan sosial yang besar 

ialah egalitarianism. Adalah berdasarkan prinsip itu maka tawhid 

menghendaki sistem kemasyarakatan yang demokratis berdasarkan 

musyawarah, yang terbuka yang memungkinkan masiang-masing anggota 

saling memperingatkan tentang apa yang benar dan baik, dan tentang 

ketabahan menghadapi perjalanan hidup serta saling cinta kasih sesame 

manusia, suatu dasar bagi prinsip kebebasan menyatakan pendapat.” 
188

 

Berdasarkan uraian di atas, maka nyatalah bahwa pesan Tauhid yang ingin 

disampaikan dalam naskah NDP adalah pesan Tauhid yang memberi dampak nyata 

bagi kehidupan manusia sebab suatu nilai disebut ada ketika telah terejawantahkan 
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dalam kerja nyata. Adapun keterangan tersebut terdapat pada naskah NDP bab 4 

sebagai berikut : 

“Oleh karena hakikat hidup adalah amal perbuatan atau kerja, maka nilai-nilai 

tidak dapat dikatakan ada sebelum menyatakan diri dalam kegiatan-kegiatan 

konkret dan nyata. Kecintaan kepada Tuhan sebagai kebaikan, keindahan dan 

kebenaran bagi sesama manusia. Amal saleh (harfiah : pekerjaan yang selaras-

dalam hal ini selaras dengan kemanusiaan) merupakan pancaran langsung 

kepada iman. Jadi Ketuhanan Yang Maha Esa memancar dalam 

perikemanusiaan. Sebaliknya karena perikemanusiaan tanpa Ketuhanan 

adalah tidak sejati. Oleh karena itu, semangat Ketuhanan Yang Maha Esa dan 

semangat mencari rida dari pada-Nya adalah dasar peradaban yang benar dan 

kokoh. Dasar selain itu pasti goyah dan akhirnya membawa keruntuhan 

peradaban.”
189

 

Keterangan pada naskah NDP di atas menandaskan bahwa keyakinan yang kuat 

kepada Tuhan yang Maha Esa harus memiliki dampak yang nyata bagi kehidupan, 

atau dengan kata lain iman yang baik adalah yang memiliki dampak sosial 

kemanusiaan, karena tidaklah dikatakan seseorang beriman secara benar kepada 

Tuhan ketika saling menyakiti atau mengeksploitasi sesama hamba  

B. Pesan Akhlak 

Setelah membahas tentang pesan akidah yang dalam ajaran islam disebut 

dengan ajaran tawhid, pesan dakwah yang selanjutnya dibahas dalam naskah NDP 

Himpunan Mahasiswa Islam yaitu pesan akhlak. Pesan akhlak ini adalah pesan 

mengenai falsafah dan juga etika yang mesti dipahami umat manusia dalam menjalani 

kehidupannya di muka bumi, olehnya pada pesan akhlak dalam naskah NDP 
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Himpunan Mahasiswa Islam itu dapat diklasifikasi menjadi 2 tema pokok yaitu 

kemanusiaan dan keadilan 

1. kemanusiaan 

Manusia ataupun kemanusiaan menjadi pokok pembahasan yang sangat 

penting dalam ajaran Islam, olehnya sangat tepat kiranya ketika Cak Nur selesai 

menguraikan dimensi ketauhidan pada bab pertama NDP Himpunan Mahasiswa 

Islam , pembahsan yang selanjutnya diuraikan yaitu mengenai manusi. Hal tersebut 

sangat logis karena agama atau perintah Tuhan yang pertama kali diturunkan melalui 

jibril untuk nabi Muhammad itu ditujukan bagi umat manusia, maka dapat 

disimpulkan bahwa agama sejatinya diturunkan Tuhan ke muka bumi ini untuk 

kepentingan manusia. Dalam Al-Qur‟an juga ayat yang membicarakan tentang 

manusia jumlahnya lebih banyak daripada ayat yang membicarakan Tuhan.  Adapun 

ide mengenai manusia ataupun kemanusiaan dalam penjelasan NDP dapat diuraikan 

menjadi beberapa sub-pembahasan yaitu : fitrah manusia, manusia sebagai hamba dan 

khalifah, dan manusia sebagai makhluk sosial. 

a. Fitrah manusia. 

Manusia sebagai makhluk yang begitu dimuliakan dalam ajaran Islam tentu 

memiliki keunikan atau ciri khas yang membedakannya dari makhluk yang lain. 

Perbedaan tersebut menjadikan manusia lebih unggul dari makhluk lain. Dalam 

ajaran islam dan juga dalam penjelasan naskah NDP, keunikan manusia tersebut 



124 
 

 

dinamakan fitrah. Adapun penjelasan mengenai fitrah dalam naskah NDP terdapat  

pada NDP bab 2 sebagai berikut : 

“Sesuatu yang membuat manusia menjadi manusia bukan hanya beberapa sifat 

atau kegiatan yang ada padanya, melainkan suatu keseluruhan susunan 

sebagai sifat-sifat atau kegiatan-kegiatan yang khusus dimiliki manusia saja 

yaitu fitrah.”
190

 

Selajutnya dipertegas pada alinea selanjutnya bahwa fitrah merupakan bentuk 

keseluruhan tentang diri manusia yang secara asasi dan prinsipil membedakannya 

dari makhluk-makhluk yang lain.
191

 Berdasarkan uraian pada naskah NDP tersebut 

maka dapat dipahami bahwa yang disebut fitrah manusia adalah ciri khas yang 

melekat secara inheren (bersifat asasi dan primordial) dalam diri manusia. 

Salah satu pemikir islam di Indonesia yang banyak menggeluti kajian tasawuf 

, Haidar Bagir dalam salah satu karyanya menjelaskan definisi fitrah sebagai berikut : 

“Dalam bahasa Arab, fitrah berarti belahan, kejadian dan penciptaan. Ada yang 

menyebutnya dengan keawalmulaan sesuatu, sementara sebelumnya sesuatu 

itu tidak ada, atau sesuatu yang tercipta pertama kalinya tanpa preseden 

(contoh). Makna lainnya adalah cetakan, patrian yang sekali dicetak atau 

dipatri, tidak akan bisa diubah atau dilepaskan.”
192

 

Azhari Akmal Tarigan, dalam salah satu karyanya menjelaskan bahwa fitrah 

merupakan salah satu unsur yang menjadi penggerak tingkah laku manusia (selain 

syahwah dan hawa). Peranan fitrah sebagai penggerak tingkah laku manusia 
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sekurang-kurangnya dalam dua hal. Pertama, mewarnai corak tingkah laku manusia, 

kedua, menentukan makna atau nilai dari perbuatan tersebut.
193

 

Azhari Akmal Tarigan memberi penjelasan lebih dalam mengenai fitrah, 

bahwa setidaknya ada dua unsur yang sangat penting dalam konteks fitrah. 

Pertama, keimanan kepeda Tuhan sebagai rabb, sebagai pencipta dan perawat 

(pemelihara) makhluk. Kedua, pengetahuan tentang jalan kebaikan dan keburukan 

yang telah diilhamkan kepada manusia sejak awal penciptaannya.
194

 

Mengenai unsur yang pertama, terdapat penjelasan dalam Al-Qur‟an surah Al-

A‟raf (7) ayat 172 sebagai berikut : 

                      

                                

        

Terjemahnya :  

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam 

dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka 

(seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul 

(Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian 

itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani 

Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"
195
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Ayat di atas menjelaskan bahwa sebelum manusia dikeluarkan dari perut 

ibunya untuk melanjutkan kehidupan di dunia, manusia melakukan kontrak 

penciptaan terlebih dahulu antara Tuhan dan manusia. Yang diistilah Cak Nur sebagai 

“perjanjian primordial”. Perjanjin primordial ini juga bisa disebut perjanjian agung 

(mitsaq al-ghalidzah), perjanjian ini merupakan penegasan akan kesucian awal mula 

seluruh manusia karena semua manusia pada hakikatnya pernah mengakui Tuhan 

sebagai rabb atau pencipta sekaligus pemelihara makhluk. 

Adapun unsur yang kedua berkenaan dengan adanya ilham bagi seluruh 

manusia berupa pengetahuan tentang sesuatu yang baik dan yang buruk terdapat 

dalam Al-Qur‟an  surah Asy-Syams (91) ayat 8. 

                

Terjemahnya :  

“Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 

ketakwaannya.”
196

 

Selanjutnya, selain penjelasan mengenai definisi fitrah di atas, Haidar Bagir 

memberikan keterangan mengenai keberadaan “fitrah” dalam diri manusia sebagai 

berikut : 

“Setiap manusia diciptakan dengan kecenderungan bawaan, beriman kepada 

Allah dan pemilikan pengetahuan tentang kebaikan atau ketakwaan dan 

keburukan. Akan tetapi, yang lebih penting dari itu adalah bahwa kepenuhan 
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dan kebermaknaan hidup kita, yakni kebahagian kita, terletak dalam 

keberhasilan kita memelihara kesucian keyakinan kita kepadanya dan 

kemampuan kita berbuat baik dan menghindar keburukan (yang pengetahuan 

tentangnya telah diilhamkan kepada kita tersebut). kegagalan dalam hal ini 

(jauhnya kita dari Tuhan dan kurangnya orientasi amal saleh dalam kehidupan 

kita) hanya akan meninggalkan kehampaan hati, betapapun mungkin 

kehidupan kita berlimpah materi dan dikerumuni banyak orang. Bukankah 

kecenderungan-kecenderungan ini telah menjadi fitrah hidup kita yang tak 

akan berubah.”
197

 

Berdasarkan uraian dari Azhari Akmal Tarigan dan Haidar Bagir di atas, dapat 

dipahami bahwa fitrah manusia adalah unsur alami dalam diri manusia yang 

merupakan hasil dari  kontrak penciptaan (perjanjian primordial) antara Tuhan dan 

manusia. Perjanjian tersebut termanifestasi dengan adanya pengetahuan mengenai 

jalan kebaikan dan keburukan. Pengetahuan tersebut yang mendorong manusia 

cenderung kepada kebenaran, kebaikan dan keindahan (hanif). Olehnya kebenaran, 

kebaikan dan keindahan merupakan asal-usul yang asli dan sejati dari manusia. 

Cak Nur sebagai konseptor pada perumusan naskah NDP, ketika menjelaskan 

mengenai fitrah manusia sering mengutip salah satu ayat dalam Al-Qur‟an surah Ar-

Rum (30) ayat 30, sebagai berikut : 

                                

                    

Terjemahnya :  
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“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah 

atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak 

ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui”
198

 

Cak Nur memberikan keterangan terhadap ayat tersebut bahwa agama sebagai 

fitrah yang diwahyukan (fitrah al-munazzalah) yang senantiasa mengajarkan kepada 

kebajikan diturunkan untuk menguatkan fitrah yang sudah ada dalam diri manusia 

secara alami (fitrah majbulah). Olehnya dapat dipahami bahwa agama (sebagai ajaran 

kebajikan) merupakan kelanjutan “natur” manusia sendiri. Agama merupakan wujud 

nyata dari kecenderungan alaminya untuk mencari kebaikan dan kebenaran (hanif).
199

 

Mengenai fitrah dan kehanifan (kecenderungan kepada kebaikan dan 

kebenaran yang lapang), Cak Nur memberikan penjelasan lebih jauh sebagai berikut : 

“Fitrah bersama dengan kehanifan adalah lokus kesadaran kebenaran, dan 

merupakan titik yang menuntut kesediaan masing-masing pribadi manusia 

untuk menerima agama penyerahan diri dan ketaatan hidup moral. Fitrah dan 

kehanifan ini adalah design ciptaan Allah yang tidak akan berubah, sehingga 

tetap akan ada selama-lamanya dalam diri manusia, yang malah akan menjadi 

sumber potensi kearifan abadi (al-hikmat al-khalidah atau Sophia perennis), 

inti dari kemanusiaan universal.” 
200

 

Berdasarkan penjelasan Cak Nur di atas maka dapat dipahami bahwa fitrah 

sebagai sesuatu yang asasi dan prinsipil dalam diri manusia akan senantiasa 

bersemayam dalam diri manusia beriringan dengan usia hidup manusia itu sendiri. 

Olehnya mustahil bagi manusia untuk menolak keberadaan fitrah sebagai entitas yang 
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asasi dalam dirinya, meolak keberadaan fitrah sama saja dengan membohongi diri 

sendiri. 

Dorongan untuk senantiasa mengikuti fitrah dalam diri manusia akan 

membawa manusia pada kebahagiaan yang sejati. Sebagaimana penjelasan NDP bab 

2 sebagai berikut : 

“Nilai hidup manusia tergantung kepada kerjanya. Di dalam dan melalui amal 

perbuatan yang berperikemanusiaan (fitri-sesuai dengan tuntutan hati nurani) 

manusia mengecap kebahagiaan, dan sebaliknya di dalam dan melalui amal 

perbuatan yang tidak berperikemanusiaan (jahat) ia menderita kepedihan.” 
201

  

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kebahagian sejati hanya bisa diraih 

melalui dorongan fitrah manusia. Kebahagiaan yang diperoleh dengan melawan fitrah 

kemanusiaan, meskipun nampak sebagai kebahagiaan, akan menyisahkan 

kegelisahan, kehampaan yang berujung pada penderitaan. Olehnya kebahagiaan yang 

diperoleh dengan jalan kejahatan (bertentangan dengan kesucian fitrah manusia) 

hanya menghasilkan kebahagiaan yang semu. terkait kebahagiaan semu tersebut, 

menarik untuk memperhatikan penjelasan Haidar Bagir sebagai berikut : 

“Terdapat ungkapan menarik dari William James, seorang filsuf dan psikolog 

Amerika awal abad 20, penulis buku variates of religious experience, 

betapapun kehidupan akan menarik manusia ke arah yang bertentangan 

(materialistiik), dan betapapun dikerumuni banyak orang, manusia tidak akan 

pernah berbahagia sebelum ia bersahabat dengan the Great Socius (sang 

kawan Agung) Tuhan.”
202
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Mengenai fitrah manusia, baik dalam ajaran islam dan juga dalam naskah 

NDP, sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kecenderungan kepada kebaikan, 

kebenaran dan keindahan ditentukan oleh kemampuan manusia untuk mengikuti 

tuntunan hati nurani (tuntunan yang bersifat cahaya) yang memancarkan sinar 

kebajikan dalam hidup. Lawan dari cahaya tersebut disebut zhulm yang artinya 

kegelapan, secara leksikal zhulm atau kegelapan satu akar kata dengan zhalim yang 

diindonesiakn zalim. Dari situ dapat dipahami bahwa kezaliman (kejahatan) berarti 

keadaan manusia yang diliputi kegelapan atau tidak mengikuti arah cahaya yang  

sejatinya berasal dari dalam dirinya sendiri (bersumber dari hati nurani). 

Fazlur Rahman lebih dalam menjelaskan bahwa seluruh bentuk kezaliman 

sejatinya adalah kezaliman terhadap diri sendiri, penjelasan Fazlur Rahman sebagai 

berikut  

“Menzalimi diri sendiri (zhulm al-nafs), menurut semua ahli bahasa Arab, 

zhulm bermakna menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, sehingga 

semua jenis dosa merupakan sebentuk kezaliman, yakni kezaliman kepada diri 

pelakunya, menjadi istilah yang sangat umum dalam Al-Qur‟an, dengan 

gagasan yang jelas bahwa semua kezaliman pada dasarnya bersifat refleksif 

(reflexive).”
203

 

Berdasarkan penjelasan Fazlur Rahman di atas, dapat dipahami secara logis 

bahwa setiap kezaliman yang dilakukan manusia sama saja dengan menempatkan 

dirinya keluar dari kesejatiannya atau keluar dari fitrahnya, itulah yang dimaksud 

dengan menzalimi diri sendiri. Olehnya Fazlur Rahman menerangkan bahwa Al-

Qur‟an begitu tegas menginformasikan tentang kebutuhan mutlak manusia atas 
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Tuhan. Mengenai hal demikian, Fazlur Rahman mengutip salah satu ayat dalam Al-

Qur‟an surah Al-Hasyr (59) ayat 19 : 

                          

 

 

 

Terjemahnya :  

“dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah 

menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. mereka Itulah orang-orang 

yang fasik.”
204

 

Fazlur Rahman memberikan komentar terhadap ayat tersebut bahwa 

sebagaimana mengingat Tuhan dan merasakan kehadiran-Nya akan mendatangkan 

kebermaknaan dan kejelasan tujuan dalam hidup, maka menyingkirkan Tuhan dari 

kesadaran manusia akan melenyapkan makna dan tujuan dari kehidupan manusia.
205

 

Mengenai urgensi dari kesadaran untuk senantiasa mengingat Tuhan (sebagai 

implikasi dari fitrah manusia), Fazlur Rahman menjelaskan lebih dalam sebagai 

berikut :  

“Mengingat Tuhan akan memastikan penguatan kepribadian karena semua 

detail kehidupan dan aktivitas manusia menjadi terpadu dan tersatukan. 

Sebaliknya, melupakan Tuhan berarti menampilkan eksistensi diri yang tidak 

utuh, kehidupan yang terselurkan, kepribadian yang tidak utuh dan akhirnya 

                                                           
204

 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 548 
205

 Fazlur Rahman, Tema-Tema Pokok Al-Qur’an, h. 33 



132 
 

 

tercerai-berai, dan terjebak pada detail-detail remeh dengan mengorbankan 

keseluruhan.” 
206

 

Fazlur Rahman Juga mengutip puisi dari Muhammad Iqbal (pemikir muslim 

kontemporer dari Pakistan), mengenai perbedaan antara keimanan dan kekufuran 

sebagai berikut : 

“Tanda seorang kafir adalah ia hilang ditelan cakrawala 

Tanda seorang mukmin adalah horizon hilang di dalam dirinya.”
207

 

Berdasarkan penjelasan Fazlur Rahman yang juga mengutip puisi dari 

Muhammad Iqbal, maka dapat dipahami bahwa kesadaran untuk mengikuti tuntunan 

fitrah manusia dengan cara mengingat Tuhan akan membentuk manusia 

berkepribadian utuh, yaitu kepribadian yang tidak memisahkan antara unsur dunia 

dan akhirat, tidak memisahkan antara kerja dan ibadah, sehingga tidak terjebak 

menjadi pribadi yang ganda (split personality). 

Orang yang terjebak pada kepribadian ganda akan mengorbankan salah satu 

dari unsur tersebut, mengorbankan akhirat karena kepentingan dunia begitupun 

sebaliknya mengabaikan aktifitas dunia atas nama kepentingan akhirat. Contoh 

konkret dari hal demikian misalnya : karena terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan 

sampai-sampai luput untuk menunaikan perintah agama seperti “menunaikan ibadah 

ritual shalat”, kelalaian terhadap perintah agama saat melakoni urusan pekerjaan 

dapat menjadi indikator bahwa orientasi yang diharapkan dari pekerjaan tersebut 
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hanya sebatas orientasi kepentingan dunia (materi) tanpa mengharapkan orientasi 

yang lebih luhur yaitu mencari rida Tuhan (sebagai kepentingan akhirat), kesadaran 

yang demikian sangat mudah mendorong manusia untuk menabrak norma-norma etik 

agama (seperti kejujuran dan keadilan) demi kepentingan dunia yang demikian justru 

menjadi cikal bakal terjadinya banyak kerusakan di dunia 

Uraian di atas adalah contoh manusia yang mengorbankan dimensi agama 

(akhirat) demi kepentingan akhirat, akan tetapi tidak dapat dibenarkan juga ketika 

manusia mengabaikan aktifitas dunia dengan mengatasnamakan kepentigan akhirat, 

sebagai contoh konkret, tidak dibenarkan orang yang mengabaikan tanggung jawab 

pekerjaannya dengan alasan ingin menghabiskan waktunya untuk ibadah sepanjang 

hari dengan alasan untuk kepentingan akhiratnya (ibadah dalam hal ini ibadah 

mahdah seperti shalat “sepanjang hari), apalagi jika tanggungjawab pekerjaan 

tersebut demi menghidupi anak dan istri (bagi yang telah berkeluarga). Contoh lain 

adalah tidak dibenarkan jika seorang mahasiswa tidak datang ke kampus untuk 

menuntut ilmu dengan alasan ingin beristihat seharian karena berpuasa (lagi-lagi 

dengan alasan kepentingan akhiratnya). Contoh demikian adalah contoh mengabaikan 

urusan dunia dengan mengatasnamakan akhirat. 

Kesadaran yang dijelaskan di atas justru membuat orang-orang muslim 

kehilangan etos kerja dan juga etos belajar, karena begitu mudah untuk membenarkan 

kemalasan bekerja ataupun kemalasan belajar dengan mengatasnamakan kepentingan 

agama atau akhirat. Doktrin ajaran islam yang begitu kuat mengenai etos kerja dan 
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etos menuntut ilmu  justru lebih banyak dipraktekkan di negara-negara maju yang 

mayoritas penduduknya adalah non-muslim, wajar saja jika kiblat peradaban dunia 

hari ini justru terdapat pada negara-negara maju tersebut. 

Berdasarkan penjelasan dari Fazlur Rahman di atas, maka dapat dipahami 

bahwa ciri manusia yang senantiasa mengikuti fitrah kesucian dalam dirinya adalah  

manusia yang seluruh laku kehidupannya mencerminkan kepribadian utuh, yaitu 

kepribadian yang tidak memisahkan (mendikotomi) antara urusan dunia dengan 

urusan akhirat, ibadah baginya tidak berhenti pada ibadah ritual, akan tetapi aktifitas 

sosial (duniawi) seperti bekerja, bertetangga,dan menuntut ilmu juga diniatkan 

sebagai ibadah sehingga aktifitas-aktifitas tersebut senantiasa memancarkan 

kebenaran, kebaikan dan keindahan dan yang paling penting semua itu diorientasikan 

semata-mata mencari rida Tuhan. 

Ciri kepribadian yang dideskripsikan di atas, jika dihubungkan dalam pesan 

NDP, maka gambaran demikian merupakan ciri manusia sejati (insan kamil) yang 

dijelaskan pada naskah NDP bab 2, penjelasan tersebut sebagai berikut : 

“Seorang manusia yang sejati (insan kamil) ialah yang kegiatan mental dan 

fisik merupakan suatu keseluruhan. Kerja jasmani dan rohani bukan dua 

kenyataan yang terpisah. Malahan dia tidak mengenal perbedaan antara kerja 

dan kesenangan, kerja baginya adalah kesenangan, dan kesenangan ada dalam 

dan melalui kerja. Dia berkepribadian, merdeka, memiliki dirinya sendiri, 

menyatakan keluar corak perorangannya dan mengembangkan kepribadian 

dan wataknya secara harmonis. Dia tidak mengenal perbedaan antara 

kehidupan individual dan kehidupan komunal,tidak membedakan antara dia 

sebagai perorangan dan sebagai anggota masyarakat. Hak dan kewajiban serta 

kegiatan-kegiatan untuk dirinya adalah juga sekaligus untuk sesama umat 
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manusia. Baginya tidak ada pembagian dua (dikotomi) antara kegatan-

kegiatan rohani dan jasmani, pribadi dan masyarakat, agama dan politik dalam 

suatu kesatuan kerja yang tunggal pancaran niatnya, yaitu mencari kebaikan, 

keindahan dan kebenaran.” 
208

 

Konsekuensi dari kepribadian yang senantiasa condong kepada fitrah akan 

menghasilkan manusia-manusia ikhlas, adapun keterangan mengenai manusia ikhlas 

dapat dijumpai pada naskah NDP bab 2 sebagai berikut : 

“Seorang yang ikhlas artinya seluruh amal perbuatannya benar-benar berasal 

dari dirinya sendiri dan merupakan pancaran langsung dari kecenderungannya 

yang suci dan murni. Suatu pekerjaan dilakukan karena keyakinnan akan nilai 

pekerjaan itu sendiri bagi kebaikan dan kebenaran, bukan karena hendak 

memperoleh tujuan lain yang nilainya lebih rendah (pamrih). Kerja yang 

ikhlas mengangkat nilai kemanusiaan pelakunya dan memberinya 

kebahagiaan. Hal itu akan menghilangkan sebab-sebab suatu jenis pekerjaan 

ditinggallkan, dan kerja atau amal akan menjadi kegiatan kemanusiaan yang 

paling berharga. Keikhlasan adalah kunci kebahagiaan hidup manusiia. Tidak 

ada kebahagiaan sejati tanpa keikhlasan selalu menimbulkan kebahagiaan.”
209

 

Untuk melengkapi penjelasan mengenai kerja ikhlas yang dimaksud pada 

naskah NDP di atas, Azhari Akmal Tarigan memberikan penjelasan yang 

dihubungkan dengan kajian etika sebagai berikut : 

“Dalam kajian etika hal demikian (kerja ikhlas), disebut etika otonom, 

seseorang melakukan perbuatan baik karena semata-mata perbuatan baik itu 

sendiri. Lawannya adalah etika heteronom, seseorang melakukan perbuatan 

baik karena unsur subjektif, ia hanya menolong orang yang seagama, satu 

suku, dan kesamaan atribut lainnya.”
210

 

Berdasarkan beberapa uraian di atas mengenai fitrah manusia, maka dapat 

disimpulkan bahwa fitrah manusia merupakan unsur kesucian yang melekat secara 
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taken for greanted, fitrah manusia bersifat primodial dan asasi pada manusia 

kemudian memancarkan kerja-kerja keikhlasan (hanya mencari rida Tuhan) pada 

setiap aspek kehidupan manusia. 

b. Manusia sebagai hamba dan khalifah. 

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa manusia merupakan ciptaan yang 

begitu dimuliakan oleh Tuhan, maka manusia memilki keistimewaan yang 

membedakannya dengan ciptaan lainnya. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, 

bahwa perbedaan tersebut ada pada keberadaan fitrah manusia (kecenderungan 

kepada kebaikan, kebenaran dan keindahan) yang tidak dimiliki oleh makhluk 

lainnya. Keistimewaan selanjutnya pada manusia sebagai konsekuensi dari 

keberadaan fitrah dalam dirinya adalah status penciptaannya. Yaitu sebagai abid 

(hamba) dan juga sebagai khalifah. 

Mengenai status abid (hamba), semua makhluk atau ciptaan secara otomatis 

disebut hamba sebagai konsekuensi dari kemakhlukannya. Tidak hanya manusia, 

alam semesta juga termasuk hamba. Alam semesta menjalankan kehambaannya 

melalui hukum-hukum yang telah Tuhan tetapkan pada alam semesta yang disebut 

sunnatullah. Sunnatullah merupakan wujud dari kepatuhan, kepasrahan dan 

ketundukan (makna islam secara generik) alam semesta menjalankan perintah Tuhan. 

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa jauh sebelum manusia mendaku 

dirinya berislam, alam semesta telah berislam terlebih dahulu karena Alam semesta 
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beserta sunnatullah yang melekat padanya mendahului keberadaan manusia sebagai 

ciptaan. 

Dapat dipahami dari uraian di atas bahwa alam semesta dan juga manusia 

pada hakikatnya sama-sama berislam sebagai konsekuensi dari kehambaannya. Yang 

membedakannya adalah cara berislam dari alam dan juga manusia. Sebagai ciptaan 

yang hanya memiliki sisi ciptaan sebagai abid, maka cara berislam alam semesta 

meniscayakan ketundukan secara mutlak dan tidak terdapat potensi pembangkangan 

sama sekali. Olehnya gerak alam semesta yang terikat oleh hukum-hukum alam atau 

sunnatullah senantiasa konsisten dan tidak mengalami perubahan. Hal demikian 

berdasarkan informasi dalam Al-Qur‟an surat Al-Ahzab (33) ayat ke 62 : 

                      

Terjemahnya :  

“Sebagai sunnah Allah yang Berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu 

sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati peubahan pada 

sunnah Allah.”
211

 

Jika alam semesta sebagai hamba yang menjalankan perintah Tuhan dengan 

kepatuhan secara mutlak, maka manusia yang diciptakan sebagai abid dan sekaligus 

sebagai khalifah tentu berbeda cara menjalankan perintah Tuhan dari Alam Semesta, 

dan itu berkenaan dengan status khalifah yang hanya disematkan pada manusia. 
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Menurut Dawam Rahardjo, dalam Al-Qur‟an kata khalifah dengan segala 

derivasinya diungkapkan sebanyak 127 kali pada 12 kata jadian. Maknanya diantara 

kata kerja menggantikan, meninggalkan atau kata benda pengganti atau pewaris. 

Tetapi ada juga yang artinya telah “menyimpang”, seperti berselisih , menyalahi janji 

atau beraneka ragam.
212

 

Dalam Al-Qur‟an, ayat yang paling sering digunakan untuk mengkonfirmasi 

manusia sebagai khalifah adalah surah Al-Baqarah (2) ayat 30, sebagai berikut : 

                          

                         

      

Terjemahnya: 

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku 

hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 

Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui."
213
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Azhari Akmal Tarigan menjelaskan bahwa diksi khalifah dalam ayat tersebut 

dapat dimaknai sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan atau penguasa. Siapakah 

yang memiliki kekuasaan tersebut? para mufassir menafsirkannya Nabi Adam a.s.
214

 

Karena status manusia sebagai khalifah sangat erat kaitannya dengan tokoh 

historis dalam penuturan Al-Qur‟an yaitu Nabi Adam a.s, menarik untuk menyimak 

uraian dari Muhammad Iqbal mengenai khalifah dan kisah Nabi Adam sebagai 

berikut : 

“Karena kesalahannya melanggar larangan Tuhan memakan buah kekekalan 

(syaratul khuldi) adam diangkat menjadi khalifah. Adam dengan berani 

menunjukkan dirinya sebagai makhluk yang bebas dan mampu membuat 

keputusan untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain kebebasan inilah yang 

menyebabkan Adam dan manusia menjadi khalifah, sesuatu kelebihan yang 

tidak dimiliki makhluk lain.”
215

 

Terkait buah kekekalan atau syajaratul khuldi, Cak Nur memberikan 

keterangan sebagai berikut : 

“Sementara  itu Al-Qur‟an tidak menjelaskan apa sebenarnya pohon terlarang 

itu. Karena itu sebagian “ulama” seperti Muhammad Asad, berpendapat 

bahwa pohon terlarang itu adalah Alegori tentang batas yang ditetapkan Allah 

bagi manusia dalam mengembangkan keinginan dan tindakannya, suatu batas 

yang tidak boleh dilanggar sebab akan membuat manusia melawan sifat dasar 

dan tabiatnya sendiri yang telah ditetapkan Allah. Keinginan seseorang untuk 

hidup abadi adalah cermin penolakannya kepada adanya hari kemudian. Dan 
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penolakan kepada adanya Hari Kemudian itu adalah cermin sikap hidup tidak 

bertanggung jawab, mementingkan diri sendiri, dan kecenderungan tiranik.”
216

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa status khalifah manusia 

terejawantahkan melalui kebebasan manusia menentukan pilihan dalam menjalani 

kehidupan. Dalam naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam bab yang membahas 

mengenai sisi kebebasan manusia yaitu NDP bab 3, memiliki keterkaitan dengan 

keikhlasan manusia sebagai pancaran dari fitrahnya , penjelasan tersebut sebagai 

berikut : 

“Keikhlasan yang insani ini tidak mungkin ada tanpa kemerdekaan dalam 

pengertian kerja suka rela tanpa paksaan yang didorong oleh kemauan yang 

murni. Kemerdekaan dalam pengertian kebebasan memilih sehingga 

pekerjaan itu benar-benar dilakukan sejalan dengan hati nurani. Keikhlasan 

merupakan pernyataan kreatif kehidupan manusia yang berasal dari 

perkembangan tak terkekang, dari pada kemauan baiknya.” 
217

 

Mengenai kebebasan manusia, seorang mufassir perempuan, Aisyah 

Abdurrahman, memberikan penjelasan pada ayat Al-Qur‟an, surah Al-Ahzab (33) 

ayat 72 

                           

                      

Terjemahnya :  

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat[1233] kepada langit, bumi 

dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 
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mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh 

manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.”
218

 

Aisyah Abdurrahman memberikan keterangan bahwa amanah yang dimaksud 

pada ayat tersebut adalah beban taklif , manusia memiliki kebebasan berkehendak dan 

bertanggung jawab sebagai konsekuensi logis dari kebebasan yang dimilikinya. 

Sedangkan benda-benda alam tidak memiliki kebebasan berkehendak karena 

semuanya telah direkayasa oleh Allah sehingga mereka berbuat berdasarkan 

sunnatullah, jadi apa pun yang diperbuat benda-benda alam tersebut, sekalipun 

akibatnya merugikan dan membinasakan manusia, mereka tidak akan diminta 

pertanggungjawaban oleh Allah SWT.
219

 

Penjelasan dari Aisyah Abdurrahman di atas, semakin menandaskan bahwa 

amanah khalifah yang hanya dipikul oleh manusia, meniscayakan sebuah kebebasan 

untuk menentukan pilihan dalam kehidupannya di dunia, kebebasan yang dimaksud 

bukanlah kebebasan yang berdiri sendiri, tetapi kebebasan yang disertai dengan 

pertanggungjawaban, karena bukan termasuk kebebasan sejati bila tanpa 

pertanggungjawaban. 

Antara kemerdekaan dan tanggung jawab manusia, NDP Himpunan 

Mahasiswa Islam memberikan penjelasan yang berkaitan dengan siklus kehidupan 
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manusia yang berhubungan dengan dimensi kemerdekaan dan tanggung jawab 

tersebut. penjelasan demikian terdapat pada naskah NDP bab 3, sebagai berikut : 

“Keikhlasan adalah gambaran terpenting dari manusia sejati, yaitu kehidupan 

sekarang di dunia, dan yang abadi (eternal) berupa kehidupan kelak sesudah 

mati di akhirat. Dalam aspek pertama, manusia melakukan amal perbuatan 

dengan akibat baik dan buruk yang harus dipikul secara individual dan 

komunal sekaligus, sedangkan dalam aspek ke dua, manusia tidak lagi 

melakukan amal perbuatan, melainkan hanya menerima akibat baik dan buruk 

dari amalnya dahulu di dunia secara individual semata-mata. Di akhirat tidak 

terdapat pertanggungan jawaban bersama, tetapi hanya ada pertanggungan 

jawab perorangan yang mutlak. Manusia dilahirkan sebagai individu hidup di 

tengah alam dan masyarakat sesamanya, kemudian menjadi individu 

kembali.
220

  

Jika memperhatikan pejelasan naskah NDP di atas, maka ada dua poin yang 

dapat diuraikan. Pertama, mengenai kenyataan primer yang asasi dan esensi dari 

manusia, dalam hal ini adalah individualitas manusia. Kenyataan demikian 

meniscayakan bahwa kemerdekaan pribadi merupakan hak pertama dan asasi yang 

dimiliki oleh manusia, atau dapat juga dikatakan bahwa kebebasan pribadi merupakan 

bagian dari Hak Asasi Manusia. Akan tetapi manusia hidup di dunia selain sebagai 

individu, manusia juga merupakan bagian dari masyarakat, yang masing-masing 

memiliki kebebasan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa potensi terjadinya benturan 

antara kebebasan masing-masing individu sangat besar. olehnya dibutuhkan 

kesadaran antara masing-masing individu untuk dapat bekerja sama, sehingga 

kebaikan dan keburukan yang terjadi dunia, selain dipikul secara individual juga 

dipikul secara komunal seperti penjelasan teks NDP di atas. 
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Untuk lebih memahami mengenai kehidupan manusia sebagai individu dan 

masyarakat NDP bab 3, memberikan penjelasan sebagai berikut : 

“Tetapi individualitas hanyalah kenyataan yang asasi dan primer saja daripada 

kemanusiaan. Kenyataan lain, sekalipun bersifat sekunder, ialah bahwa 

individu hidup dalam suatu bentuk hubungan tertentu dengan dunia 

sekitarnya, baik dengan alam maupun manusia sekitarnya. Manusia hidup di 

tengah alam, dan sebagai makhluk sosial, hidup di tengah sesamanya. Dari 

segi ini manusia adalah bagian dari keseluruhan alam yang merupakan suatu 

kesatuan. Oleh karena itu kemerdekaan harus diciptakan untuk pribadi dalam 

konteks hidup di tengah alam dan masyarakat. Sekalipun kemerdekaan adalah 

esensi dari pada kemanusiaan tidaklah berarti bahwa manusia selalu dan 

dimana saja merdeka. Adanya batas-batas bagi kemerdekaan adalah suatu 

kenyataan. Batas-batas tertentu itu dikarenakan adanya hukum-hukum yang 

pasti dan tetap yang menguasai alam (hukum yang menguasai benda-benda 

maupun masyarakat). Manusia sendiri yang tidak tunduk dan tidak pula 

bergantung kepada kemauan. Hukum-hukum itu mengakibatkan adanya 

keharusan universal atau kepastian umum atau takdir.”
221

 

Dari penjelasan naskah NDP di atas, dapat dipahami bahwa kehidupan 

manusia yang mengemban amanah sebagai khalifah meniscayakan kesadaran dan 

juga pengetahuan manusia tentang potensi individualnya sekaligus hukum-hukum 

yang mengikat kehidupan komunalnya, dengan kesadaran dan pengetahuan demikian, 

manusia akan mampu untuk menempatkan diri sebagai individu dan juga sekaligus 

sebagai masyarakat, yang demikian disebut kebijaksanaan, tujuannya mengarahkan 

kehidupan yang harmonis atau seimbang.  

Poin kedua yang menarik untuk dijabarkan pada penjelasan naskah NDP bab 

3 di atas, adalah berkaitan dengan pertanggungan jawab manusia di akhirat kelak, jika 

kehidupan di dunia mesti dipertanggungjawabkan secara individual dan komunal, 
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maka kehidupan di akhirat kelak, manusia hanya mampu mempertanggung jawabkan 

dirinya masing-masing. Oleh karena itu beberapa pemikir islam melalui 

penafsirannya terhadap beberapa ayat dalam Al-Qur‟an menolak apa yang disebut 

dengan paham “perantara” atau syafaah (intercession). 

Mengenai paham syafaah ini, Budhy Munawar Rahman, memberikan 

keterangan sebagai berikut : 

“Syafaat artinya perantaraan (intercession), yaitu perantaraan antara seseorang 

dan Tuhan. Gagasannya ialah kalau seseorang melakukan ibadat-ibadat 

tertentu, maka dia akan memperoleh syafaat nanti di akhirat, dalam 

pengadilan ilahi. Dia tidak akan tampil sendiri, tapi ada yang menjadi 

perantara keselamatannya. Biasanya adalah Nabi Muhammad Saw. Bisa juga 

dari kalangan orang saleh, khususnya para wali.”
222

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa, orang yang menganut 

paham syafaat ini meyakini bahwa dengan ritual-ritual tertentu yang dilakukan oleh 

seseorang yang berkaitan dengan relasi terhadap orang-orang khusus, seperti yang 

dijelaskan di atas, akan memberikan syafaat atau pertolongan baginya (penganut 

paham syafaat) ketika menghadapi pengadilan Tuhan di akhirat kelak. Pemahaman 

agama yang demikian tentu kontradiktif dengan pemahaman yang tertera dalam 

naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam, bahwa asal-usul kehadiran manusia adalah 

bersifat individual, kemudian ketika hidup di dunia, kehidupan manusia bersifat 

individual dan komunal, dan akan berakhir di akhirat secara individual kembali, 
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olehnya secara implisit dalam penjelasan naskah NDP tersebut tidak sepemahaman 

dengan paham syafaat 

Mengenai masalah syafaat, Fazlur Rahman memberikan penjelasan pada dua 

ayat di dalam Al-Qur‟an, yaitu surah Al-baqarah (2) ayat 254-255, 

                              

                             

                              

                         

                         

                 

Terjemahnya :  

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari 

rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari 

itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir 

Itulah orang-orang yang zalim. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak 

disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus 

(makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di 

langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-

Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang 

mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa 

yang dikehendaki-Nya. Kursi  Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak 

merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha 

besar.”
223
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Fazlur Rahman memberikan penjelasan pada dua ayat di atas, bahwa ayat 

yang pertama (ayat 254) adalah pesan kitab suci yang secara tegas menolak paham 

syafaat, akan tetapi pada ayat selanjutnya (ayat 255), terdapat kalimat terjemahan 

yang menyatakan “kecuali atas izin-Nya”. Ayat tersebutlah yang biasa digunakan 

oleh orang-orang yang menganut paham syafaat (yang disebut Fazlur Rahman 

sebagai kaum ortodoksi) untuk menjustifikasi pemahamannya dengan asumsi bahwa 

Allah memberi izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi syafaat kepada 

ummatnya.
224

 

Lebih lanjut Fazlur Rahman memberikan penjelasan dengan mengutip Ibn 

Taimiyah, bahwa ungkapan mengenai pemberian izin dalam konteks ayat tersebut  

tidak bisa dipahami secara literal, itu hanyalah sebuah gaya retorik untuk 

menggambarkan kemahakuasaan Allah, sedangkan semua makhluk tidak bisa 

menolong dirinya kecuali dengan rahmat-Nya.
225

 

Bedasarkan penjelasan mengenai syafaat di atas, dapat ditarik kesimpulan, 

jika di akhirat manusia menanggung amal perbuatannya secara individu, maka 

manusia harus benar-benar diberi hak kemerdekaannya untuk menetukan pilihan jalan 

hidupnya di dunia untuk dipertanggungjawabkan kelak, usaha  yang bebas dan 

bertanggungjawab demikian disebut dengan ikhtiar.  

                                                           
224

 Fazlur Rahman, Tema-Tema Pokok Al-Qur’an, h. 47 
225

 Fazlur Rahman, Tema-Tema Pokok Al-Qur’an, h. 48 



147 
 

 

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa kemerdekaan atau kebebasan 

manusia secara individu dibatasi oleh kemerdekaan individu lain dan juga dibatasi 

oleh ketetapan hukum-hukum alam yang disebut keharusan universal, maka penting 

bagi manusia untuk memahami bentuk hubungan mereka dengan alam dan 

lingkungannya, naskah NDP memberikan pejelasan dengan sangat indah mengenai 

bentuk hubungan tersebut, terdapat pada naskah NDP bab 3 sebagai berikut : 

“Jadi, kalau kemerdekaan pribadi diwujudkan dalam konteks kehidupan di 

tengah alam dan masyarakat di mana terdapat keharusan universal yang tidak 

tertaklukkan, maka apakah bentuk hubungan yang harus dipunyai oleh 

seseorang kepada dunia sekitarnya?, sudah tentu bukan hubungan penyerahan, 

sebab penyerahan berarti peniadaan terhadap kemerdekaan itu sendiri. 

Pengakuan akan adanya keharusan universal yang diartikan sebagai 

penyerahan kepadanya sebelum suatu usaha dilakukan berarti perbudakan. 

Pengakuan akan adanya kepastian umum atas takdir hanyalah pengakuan akan 

adanya batas-batas kemerdekaan. Sebaliknya suatu persyaratan yang positif 

daripada kemerdekaan adalah pengetahuan tentang adanya kemungkinan-

kemungkinan kreatif manusia. Yaitu tempat bagi adanya usaha yang bebas 

dan dinamakan ikhtiar artinya pilih merdeka.” 
226

   

Pengetahuan manusia menegenai hakikat diri beserta bentuk hubungannya 

dengan alam dan masyarakatnya, akan membentuk kesadaran diri yang 

menghantarkan pada keseimbangan hidup. Hal demikian tergambar dengan sangat 

indah pada naskah NDP bab 3, sebagai berikut : 

“Manusia tidak dapat berbicara mengenai takdir suatu kejadian sebelum 

kejadian itu menjadi kenyataan. Maka percaya kepada takdir akan membawa 

keseimbangan jiwa. Tidak terlalu berputus asa karena suatu kegagalan dan 

tidak pula terlalu membanggakan diri karena suatu kemujuran. Sebab segala 
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sesuatu tidak hanya tergantung pada dirinya sendiri, melainkan juga kepada 

keharusan yang universal itu.”
227

 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengetahuan dan kesadaran akan hakikat diri dan juga ciptaan lain (alam dan 

masyarakat) adalah jalan untuk menuju keharmonisan antara sisi abid dan khalifah 

pada manusia. 

c. Manusia sebagai makhluk sosial 

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa manusia selain memiliki sisi kepatuhan 

sebagai konsekuensi dari status kehambaannya (abid), manusia juga memiliki sisi 

kreatifitas sebagai konsekuensi dari status kekhalifahannya. Karena manusia telah 

diamanahkan sebagai khalifah di bumi, maka manusia memikul tanggungjawab untuk 

mengelola dan menjaga alam semesta. Penjagaan dan pengelolaan kehidupan dalam 

ruang semesta hanya dapat dilaksana dengan baik, ketika manusia mampu 

mendayagunakan potensi kreatifitasnya secara optimal sesama manusia untuk 

membangun suatu tatanan kehidupan bersama. Bekerja sama adalah kunci untuk 

manusia mampu melaksanakan tanggungjawab kekhalifahannya dengan maksimal. 

Selain keharusan bekerja sama sebagai usaha untuk melaksanakan 

tanggungjawab kekhalifahan, keberadaan manusia di bumi yang hidup tidak 

sendirian, meniscayakan adanya dorongan untuk saling berinteraksi dan 

membutuhkan satu sama lain. Yuval Noah Harari dalam salah satu karya 
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monumentalnya yang berjudul Sapiens : Riwayat Singkat Umat Manusia, 

menjelaskan bahwa salah satu kelebihan manusia sebagai homo sapiens yang tidak 

dimliki oleh jenis spesies homo lainnya yang telah punah, adalah kemampuan 

menghadirkan “mitos pengikat”, keterangan Harari sebagai berikut : 

“Kita dapat merajut mitos-mitos bersama seperti kisah penciptaan dunia dalam 

kitab suci, mitos-mitos Kala Mimpi orang-orang Aborogin Australia, dan 

mitos-mitos nasionalis negara-negara modern. Mitos-mitos semacam itu 

memberi Sapiens kemampuan yang tak pernah ada sebelumnya untuk bekerja 

sama secara luwes beramai-ramai. Semut dan lebah juga bisa bekerja sama 

dalam jumlah besar, namun mereka melakukannya dengan kaku dan hanya 

dengan kerabat-kerabat dekat. Serigala dan simpanse bekerja sama secara jauh 

lebih luwes daripada semut, namun mereka hanya bisa melakukannya bersama 

sejumlah kecil individu lain yang mereka kenal dengan akrab. Sapiens dapat 

bekerja sama dalam cara-cara yang luar biasa luwes dengan orang asing yang 

tak terhitung banyaknya. Itulah mengapa Sapiens menguasai dunia, sementara 

semut memakan sisa-sisa kita dan simpanse terkurung dalam kebun binatang 

dan laboratorium penelitian.”
228

  

Berdasarkan uraian dari Harari di atas, maka dapat dipahami bahwa manfaat 

dari kemampuan bekerja sama pada ruang kehidupan sosial membuat manusia 

sebagai homo Sapiens masih dapat melestarikan eksistensinya sampai hari ini.  

Mulyadi Kartanegara dalam bukunya yang berjudul lentera kehidupan : 

panduan memahami Tuhan, Alam, dan Manusia, memberikan prepektif lain 

mengenai manusia sebagai makhluk sosial, menurut Mulyadi bahwa di antara 

makhluk yang ada di muka bumi ini, manusialah yang paling tidak bisa bertahan 

hidup dalam sendiri. Tidak bisa yang dimaksud adalah tidak bisa bertahan hidup 
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dalam isolasi. Manusia mutlak memerlukan bantuan sesama untuk bisa 

mempertahankan hidupnya. Tidak seperti hewan yang bisa hidup dengan 

mengonsumsi makanan seadanya yang ada di hutan, manusia perlu memasak dahulu 

makanannya.
229

  

Keterangan Mulyadi Kartanegara di atas, jika ditinjau secara empirik dalam 

kehidupan sehari-hari, maka bisa disimpulkan benar demikian. Manusia mulai dari 

bangun tidur hingga kembali beristirahat membutuhkan kehadiran orang lain, mulai 

dari keluarga sendiri, tetangga, teman bahkan bisa jadi penjual bubur untuk sarapan. 

Keterlibatan orang lain dalam aktivitas satu orang pun tidak dapat diperkirakan 

berapa jumlahnya. Dengan demikian semakin jelas bahwa kehadiran orang lain 

merupakan keniscayaan sekaligus kebutuhan dalam kehidupan manusia. 

Dalam keterangan naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam, pada bab 5 

dijelaskan sebagai berikut :  

“Telah dikemukakan bahwa manusia hidup dalam suatu bentuk hubungan 

tertentu dengan dunia sekitarnya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak 

mungkin memenuhi kemanusiaannya dengan baik tanpa berada di tengah 

sesamanya dalam bentuk-bentuk hubungan tertentu.”
230

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa kemanusiaan hanya 

dapat terpenuhi dengan cara melibatkan diri dalam kehidupan sosial untuk 

membentuk “pengikat” hubungan-hubungan antara individu. Karena tidak dapat 
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dipungkiri bahwa perbedaan antara satu individu dengan individu lain merupakan 

keniscayaan, jika perbedaan tersebut tidak dapat diarahkan dengan baik, maka akan 

mengganggu stabilitas atau keharmonisan dalam kehidupan. 

Mengenai hal yang telah diuraikan di atas, naskah NDP bab 5, memberikan 

keterangan sebagai berikut : 

“Dalam masyarakat itulah kemerdekaan asasi diwujudkan. Tetapi justru karena 

adanya kemerdekaan pribadi itu maka timbul perbedaan-perbedaan antara satu 

pribadi dengan lainnya. Sebenarnya perbedaan-perbedaan itu adalah untuk 

kebaikannya sendiri sebab kenyataan yang penting dan prinsipil adalah bahwa 

kehidupan ekonomi, sosial dan kultural menghendaki pembagian kerja yang 

berbeda. Pemenuhan suatu bidang kegiatan guna kepentingan masyarakat 

adalah suatu keharusan, sekalipun hanya oleh sebagian anggotanya saja.”
231

 

Mengenai persoalan kehadiran individu sebagai wujud dari kehidupan 

masyarakat, Fazlur Rahman mencoba melihat persoalan demikian dalam kaitannya 

dengan aktualisasi dari ajaran islam. Bagi Fazlur Rahman tidak ada individu yang 

hidup tanpa masyarakat, konsep-konsep ajaran agama yang berkaitan dengan amal 

perbuatan manusia, seperti takwa, adil, amanah, hanya memiliki arti dalam konteks 

sosial. Bahkan, konsep agama menyatakan berbuat aniaya terhadap diri sendiri yang 

akhirnya menghancurkan individu-individu juga pada gilirannya akan 

menghancurkan masyarakat.
232

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia, selain sebagai 

individu, manusia juga merupakan bagian dari satuan komunitas yang disebut 
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masyarakat, olehnya kehadiran individu diharapkan mampu menopang 

keberlangsungan masyarakat, begitupun sebaliknya keberlangsung masyarakat juga 

diharapkan mampu melindungi hak-hak individu. Olehnya dibutuhkan satu instrumen 

yang dapat merekat masing-masing individu agar dapat hidup secara harmonis 

sebagai masyarakat, instrumen tersebut dalam diskursus ilmu politik disebut 

“negara”. 

2. keadilan 

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang dimensi kemanusiaan 

pada naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam, selanjutnya dimensi yang tidak kalah 

pentingnya untuk dijelaskan yaitu aspek keadilan. Keadilan menjadi pembahasan 

yang juga penting dalam Islam karena keadilan merupakan capaian yang harus 

ditegakkan oleh umat manusia yang telah diamankahkan menjadi khalifah 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas, olehnya ihwal keadilan sangat erat 

kaitannya dengan kemanusiaan itu sendiri. Adapun pembahasan tentang keadilan 

dalam naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam dapat diuraikan menjadi tiga sub-

pembahasan, yaitu : negara sebagai peranti keadilan, keadilan sosial dalam Islam, dan 

keadilan ekonomi dalam Islam. 

a. Negara sebagai peranti keadilan. 

Keadilan merupakan salah satu topik pembahasan yang banyak disinggung 

dalam Al-Qur‟an, telah dijelaskan juga pada pembahasan sebelumnya, bahwa salah 
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satu tugas manusia dalam mengemban amanah suci menjadi khalifah di dunia yaitu 

menegakkan keadilan. Mengenai persoalan definisi dari keadilan itu sendiri, terdapat 

perbedaan pendapat di kalangan para pakar termasuk agamawan. Mufassir Quraish 

Shihab dalam salah satu karyanya islam dan kebangsaan, memberikan definisi dari 

keadilan yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.
233

 Dalam karyanya 

tersebut Quraish Shihab memberikan perbedaan antara keadilan dalam pengadilan 

dengan keadilan dalam kehidupan masyarakat. 

Terkait definisi di atas, Quraish Shihab lebih jauh mengelaborasi 

penjelasannya sebagai berikut : 

“Ketika kita berbicara (keadilan) dalam kaitannya dengan masyarakat, 

pertanyaan yang muncul adalah apakah tempat yang dimaksud itu? Kalau kita 

berkata bahwa tempat yang dimaksud adalah kewajaran dan persamaan, 

pertanyaan masih dapat muncul, sejauh apa kewajaran dan persamaan itu? 

Jawabannya adalah bukan kewajaran mutlak, bukan juga persamaan yang 

mengakibatkan sama rata dan sama rasa, tetapi kewajaran yang sesuai dengan 

kemanusiaan manusia dan kebutuhan anggota masyarakat, apa dan 

bagaimanapun kondisinya. Manusia sebagai pekerja membutuhkan imbalan 

atau upah yang wajar, minimal untuk memenuhi kehidupan hidupnya, 

sandang, pangan, dan papan demikian juga jaminan kesehatan, pendidikan, 

rasa aman, dan lain-lain. Kendati tidak harus sama dalam kadar dan 

kualitasnya antarsemua anggota masyarakat.”
234

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan dapat 

ditegakkan secara baik, ketika ada “instrumen” yang dapat menerjemahkan 

kemanusiaan manusia menjadi sebuah upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia 
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sebagai anggota masyarakat secara wajar, sebagaimana kebutuhan-kebutuhan hidup 

yang telah dipaparkan di atas, tidak harus sama dalam kadar dan kualitasnya 

antarsemua anggota masyarakat. Instrumen yang dimaksud tersebut adalah negara. 

Azhari Akmal Tarigan menjelaskan bahwa negara dalam prespektif hukum 

islam sering disebut imamah, mamlakah (kerajaan), atau khilafah (khilafah) adalah 

sarana dan media untuk merealisasikan ajaran-ajaran Allah, sarana untuk 

menegakkan keadilan, melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, serta 

memasyarakatkan tauhid.
235

 Dalam karyanya juga, Azhari Akmal Tarigan mengutip 

pemikiran Al-Mawardi, pakar politik islam, bahwa fungsi negara adalah memelihara 

agama dan mengatur urusan dunia. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun tujuan negara 

adalah mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada 

kepentingan akhirat.
236

 

Selain beberapa fungsi negara yang telah dijelaskan di atas, kehadiran negara 

menurut beberapa pemikir merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Muhammad 

Alim dalam karyanya, menjelaskan pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai kebutuhan 

manusia akan negara didasarkan pada akal dan hadis. Argumen rasionalnya terletak 

pada kebutuhan universal semua manusia untuk bergabung, bekerja sama, dan 

menikmati berbagai manfaat kepemimpinan tanpa peduli apakah mereka menganut 

                                                           
235

 Azhari Akmal Tarigan, Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI : Teks, Interpretasi, dan 

Kontekstualisasi, h. 227 
236

 Azhari Akmal Tarigan, Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI : Teks, Interpretasi, dan 

Kontekstualisasi, h. 231 



155 
 

 

suatu agama atau tidak. Argumen rasional ini juga diperkuat dengan landasan dari 

sunah Nabi (Hadis).
237

 

Mengenai pandangan islam tentang kehadiran negara, Muhammad Alim lebih 

jauh memberikan pejelasan berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah, bahwa meski 

istilah negara (daulah) tidak disinggung di dalam Al-Qur‟an ataupun sunah, tetapi 

unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan di dalam kitab suci 

itu. Umpamanya, Al-Qur‟an menjelaskan seperangkat prinsip atau fungsi yang dapat 

diterjemahkan dengan adanya tertib sosio-politik atau segenap perlengkapan bagi 

tegaknya sebuah negara, termasuk keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan dan 

kehakiman. Dalam Al-Qur‟an juga ditemukan hukum-hukum yang bersifat umum 

atau hukum yang secara langsung menyinggung masalah harta rampasan perang 

(ghanimah) atau upaya untuk menciptakan perdamaian.
238

 

Selain penjelasan di atas, Fazlur Rahman juga memberikan keterangan 

mengenai kehendak Al-Qur‟an untuk membangun suatu tatanan politik yang 

merupakan bagian dari fungsi kehadiran negara, keterangan Fazlur Rahman sebagai 

berikut : 

“Jadi perintah amar ma’ruf, nahi munkar, mendirikan shalat, dan membayar 

zakat yang muncul berulang-ulang itu mesti ditempatkan dalam kerangka 

tugas besar umat islam, tidak diragukan lagi bahwa Al-Qur‟an menghendaki 

umat islam membangun sebuah tatanan politik di muka bumi dalam rangka 
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menciptakan tatanan sosial-moral yang egaliter dan adil. Tatanan seperti ini 

pasti bakal menghilangkan tindakan merusak di muka bumi (fasad fi al-ardh) 

dan akan membuat kemaslahatan di muka bumi.”
239

 

Jika mengacu pada beberapa penjelasan di atas mengenai kehadiran negara 

dalam pandangan islam, maka dapat dipahami bahwa amalan-amalan keagamaan 

yang pelaksanaannya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, dapat 

dilaksanakan secara maksimal melalui kehadiran perangkat-perangkat kebijakan 

negara. Salah satu kaidah ushul fiqh berbunyi “ma la yatimul wajibu illa bi hii fa 

huwa wajibun” yang dapat diartiakan bahwa “sesuatu yang apabila kehadirannya, 

kewajiban dapat terlaksana, maka sesuatu itu juga menjadi sebuah kewajiban”. 

Penjelasan sederhana dari kaidah tersebut dalam konteks kehadiran agama dan 

perintah agama adalah bahwa jika perintah-perintah agama yang menjadi kewajiban 

seperti menegakkan keadilan, mendistribusi zakat, memperjuangkan kesetaraan hanya 

dapat terlaksana secara maksimal lewat perangkat negara, maka kehadiran negara 

juga menjadi suatu kewajiban. Olehnya tidak heran jika para ulama pejuang 

kemerdekaan bangsa kita pernah sampai pada suatu kesimpulan bahwa 

memperjuangkan kedaulatan negara itu merupakan bagian daripada iman, hubbul 

wathan min al-iman. 

Terkait masalah kehadiran negara dan perintah agama, Quraish Shihab 

sebagai salah satu mufassir terkemuka, dalam salah satu karyanya, bahkan mengutip 

salah satu ayat di dalam Al-Qur‟an yang menurutnya menyejajarkan antara 
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pembelaan negara dengan pembelaan agama.
240

 Ayat Al-Qur‟an yang dimaksud 

adalah surah Al-Mumtahanah (60) ayat 8 : 

                         

                  

Terjemahnya :  

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap 

orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) 

mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang Berlaku adil.”
241

 

Muhammad Alim memberikan penjelasan lebih jauh bahwa aspek fungsional 

negara yang ditentukan dalam Al-Qur‟an dan sunah (seperti pengumpulan zakat dan 

membagikannya kepada mustahik. Menghukum pelaku tindak pidana, pendistribusian 

manfaat atau penyebaran kesejahteraan, dan organisasi jihad) tidak dapat terlaksana 

secara sempurna tanpa intervensi penguasa yang resmi.
242

 

Berdasarkan uraian dari Muhammad Alim di atas, dapat dipahami bahwa 

untuk mencapai visi keadilan bagi masyarakat, negara yang berfungsi sebagai 

instrumen atau peranti keadilan, harus juga dapat dikelola dengan maksimal oleh 

penguasa yang resmi, penguasa yang resmi dalam hal ini tentu saja adalah pemerintah 

atau dalam terma kitab suci disebut ulil amri, adapun keterangan mengenai 

                                                           
240

 Quraish Shihab, Islam dan Kebangsaan : Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan, 

h. 70 
241

 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 550 
242

 Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam : Kajian Komprehensif 

Islam dan ketatanegaraan,h. 43 



158 
 

 

pemerintah ideal yang dibutuhkan oleh negara, dijelaskan dalam naskah NDP bab 6, 

sebagai berikut : 

“Negara adalah bentuk masyarakat yang terpenting, dan pemerintah adalah 

susunan pimpinan masyarakat yang terkuat dan berpengaruh. Oleh sebab itu, 

pemerintahlah yang pertama-tama berkewajiban menegakkan keadilan. 

Maksud semula dan fundamental daripada didirikannya negara dan 

pemerintahan ialah guna melindungi manusia yang menjadi warga negaranya 

daripada kemungkinan perusakan terhadap kemerdekaan dan harga diri 

sesama manusia. Sebaliknya setiap orang harus mengambil bagian yang 

bertanggung jawab dalam masalah-masalah negara atas dasar persamaan yang 

diperoleh melalui demokrasi. Pada dasarnya masyarakat dengan masing-

masing pribadi yang ada di dalamnya haruslah memerintah dan memimpin 

diri sendiri. Oleh karena itu, pemerintah haruslah merupakan kekuatan 

pimpinan yang lahir dari kalangan masyarakat sendiri. Pemerintah harus 

demokratis, berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menjalankan 

kebijaksanaannya atas persetujuan rakyat melalui musyawarah dan di mana 

rasa keadilan dan martabat kemanusiaan tidak terganggu. Kekuatan yang 

sebenarnya di dalam negara ada di tangan rakyat, dan pemerintah harus 

bertanggung jawab kepada rakyat.”
243

 

Berdasarkan keterangan dari naskah NDP di atas, dapat dipahami bahwa 

pemimpin yang ideal untuk mengelola negara adalah pemimpin yang menjadi 

representatif dari rakyat itu sendiri. Pemimpin representatif dari rakyat adalah 

pemimpin yang tidak saja terpilih secara sah melalui pemilihan umum atau 

pemungutan suara rakyat secara langsung, tetapi pemimpin representatif rakyat 

adalah pemimpin yang mampu memahami keresahan rakyat kemudian 

menerjemahkan keresahan tersebut menjadi sebuah kebijakan pemerintah yang dapat 

mendistribusi keadilan secara menyeluruh dan sungguh-sungguh, sehingga kebijakan 

yang dihasilkan oleh pemerintah benar-benar berorientasi pada kemaslahatan umum 
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sebagaimana kaidah ushul fiqh menyatakan tashorrofu al-imami a’la ar;raiyati, 

manutun bi al-mashlahah.  

Pemimpin negara yang mampu menghasilkan suatu kebijakan yang berujung 

pada kemaslahatan umum berarti telah mewujudkan tujuan dari negara bangsa 

(nation state) yang dicita-citakan oleh Cak Nur (selaku pemrakarsa NDP), dalam 

salah satu karyanya, Cak Nur memberikan keterangan sebagai berikut : 

“Tujuan negara bangsa adalah mewujudkan maslahat umum (dalam pandangan 

kenegaraan salaf disebut dengan al-maslahah al-ammah atau al-maslahat al-

mursalah, padanan pengertian general welfare), suatu konsep tentang 

kebaikan yang meliputi seluruh warga tanpa kecuali. Dari sudut pandang itu, 

negara bangsa berbeda dengan negara kerajaan yang terbentuk tidak 

berdasarkan kontrak sosial dan transaksi terbuka, tetapi karena kepeloporan 

seorang tokoh yang kuat dan dominan. Karena itu, negara kerajaan berdiri 

demi kejayaan seseorang raja dan dinastinya. Sedangkan negara bangsa 

berdasarkan kontrak sosial dalam pembentukannya, bukan negara dinastik. 

Dalam negara bangsa, semua kebijakan pemerintah harus dibuat dengan 

sepenuhnya tunduk kepada maslahat umum.”
244

 

Pemerintah yang berhasil mengarahkan negara dengan baik lewat kebijakan-

kebijakannya seperti yang telah dijelaskan di atas, secara filosofis akan berdampak 

pada peran warga negaranya, seperti yang diutarakan Yudi Latif dalam salah satu 

karyanya, mengutip pemikiran Aristoteles bahwa manusia baik belum tentu menjadi 

warga negara yang baik. Manusia baik hanya bisa menjadi warga negara yang baik 
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bilamana negaranya juga baik. Sebab, di dalam negara yang buruk, manusia yang 

baik bisa saja menjadi warga negara yang buruk.
245

 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat ditarik konklusi bahwa kehadiran 

negara memiliki fungsi yang cukup strategis dalam upaya untuk menegakkan 

keadian, olehnya pengelolaan negara harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan 

kesanggupan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Pengelolaan negara yang 

buruk, tidak lantas membenarkan suatu tindakan atau gerakan untuk menolak 

eksistensi negara, karena dampak yang dihadirkan dari gerakan demikian justru akan 

lebih buruk bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat, jadi secara tandas, dapat 

disimpulkan kehadiran negara memiliki fungsi yang vital, olehnya menolak kehadiran 

negara merupakan kekeliruan yang fatal. 

b. Keadilan sosial dalam islam. 

Islam sebagai ajaran yang berpusat pada doktrin Tauhid yaitu mengesakan 

Tuhan, secara konsekuen menjunjung tinggi nilai kesetaraan manusia atau 

egalitarianisme. Dalam ajaran Islam tindakan diskriminasi kepada manusia sangat 

dikutuk, wajar saja ketika fase awal diperintahkannya Nabi Muhammad untuk 

mengajarkan risalah islam (yang berpusat pada ajaran tauhid), langkah pertama yang 

dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah memerdekakan para budak, langkah 

demikian sangat logis dan strategis karena sulit untuk manusia bisa sampai pada 
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kesempurnaan tauhid ketika masih ada manusia yang menempatkan dirinya atau 

orang lain lebih mulia atau lebih tinggi kedudukannya dari manusia lain, sedangkan 

kemuliaan dan kedudukan paling tinggi hanya milik Tuhan sebagai rabb al-alamin 

(pemilik atau penguasa alam raya). 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa islam begitu 

menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, dalam arti bahwa tidak dibenarkan berbuat 

segregasi kepada sesama manusia, apalagi yang dilandasi dengan motif perbedaan 

identitas primordial (etnis-keagamaan). Dalam ajaran islam keragaman merupakan 

sebuah keniscayaan, olehnya keragaman harus disikapi sebagai media untuk dapat 

saling mengenal satu sama lain, bahkan tidak cukup dengan saling mengenal, 

keragaman harus dimaknai sebagai media untuk dapat menjalin hubungan sosial 

secara harmonis sehingga manusia dapat hidup bersama sekaligus bersesama. 

Dalam Al-Qur‟an keragaman hanya dimaksudkan sebagai media saling 

mengenal satu sama lain dan bukan menjadi tolok ukur kemuliaan seorang. 

Dijelaskan dalam Al-Qur‟an surah Al-hujurat (49) ayat 13  

                              

                     

Terjemahnya:  

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
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bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal.”
246

 

Karena ajaran islam begitu menekankan perihal tolok ukur kemuliaan 

seseorang yang terletak pada amalan kebaikannya bukan pada perbedaan 

primordialnya, olehnya ajaran islam sangat menekankan pentingnya berlomba-lomba 

dalam kebaikan (fastabiqu al-khairat) sekaligus mengutuk tindakan kekerasan secara 

rasial maupun kekerasan berbasis agama. Ajaran islam sangat menekankan 

pentingnya berbuat adil dalam kehidupan sosial, bahkan terhadap orang-orang yang 

sepintas terdapat perasaan tidak senang terhadapnya, dijelaskan dalam Al-Qur‟an 

surah Al-Maidah (5) ayat 8 : 

                        

                         

           

Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 

untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.”
247
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Keadilan sosial berarti menghargai sisi kemanusiaan pada seseorang, 

menempatkan orang lain setara dengan diri sendiri karena kesadaran bahwa orang 

lain dan diri sendiri sama-sama manusia, dan negara (dalam hal ini dikelola oleh 

pemerintah) yang memiliki fungsi sebagai peranti keadilan, harus dapat menjamin 

bahwa seluruh warga negaranya akan memperoleh hak kemanusiaannya sekaligus 

menjamin keselamatan warga negaranya dari segala jenis ancaman terhadap hak 

kemanusiaannya. Pesan yang demikian sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada 

naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam bab 6, sebagai berikut : 

“Siapakah yang harus menegakkan keadilan dalam masyarakat? Sudah pasti 

ialah masyarakat sendiri. Tetapi dalam praktiknya diperlukan adanya suatu 

kelompok dalam masyarakat yang karena kualitas-kualitas yang dimilikinya 

senantiasa mengadakan usaha menegakkan keadilan itu dengan jalan selalu 

menganjurkan sesuatu yang bersifat kemanusiaan serta mencegah terjadinya 

sesuatu yang berlawanan dengan kemanusiaan. Kualitas terpenting yang harus 

dipunyainya adalah rasa kemanusiaan yang tinggi sebagai pancaran dari 

kecintaannya yang tak terbatas kepada Tuhan. Di samping itu diperlukan 

kecakapan yang cukup. Kelompok orang-orang itu adalah pemimpin 

masyarakat, atau setidak-tidaknya mereka adalah orang-orang yang 

seharusnya memimpin masyarakat, memimpin adalah menegakkan keadilan, 

menjaga agar setiap orang memperoleh hak asasinya, dan dalam jangka waktu 

yang sama menghormati kemerdekaan orang lain dan martabat 

kemanusiaannya sebagai maniestasi kesadarannya akan tanggung jawab 

sosial.”
248

 

Uraian di atas menekankan ihwal peran dan tanggungjawab pemerintah 

sebagai pengelola negara untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial, 

mengupayakan agar tidak terjadi segregasi dalam kehidupan sosial warga negaranya. 
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Olehnya penting bagi pemerintah untuk dapat menjaga persatuan antar warga negara, 

persatuan diharapkan sebagai jalan untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial.  

Yudi latif dalam salah satu karyanya menjelaskan kaitan antara keadilan dan 

persatuan, penjelasan tersebut sebagai berikut : 

“Di dalam kata adil itu sendiri sesungguhnya sudah terkandung imperatif 

menjaga persatuan. Berasal dari kata al-‘adl (adil), yang secara harfiah berarti 

lurus, seimbang, keadilan berarti memperlakukan setiap orang secara fair, 

tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, 

keagamaan, dan status sosial.”
249

 

Dalam konteks Indonesia, persatuan dan keadilan adalah dua hal yang tidak 

bisa dipertukarkan, dengan metafor yang indah Yudi Latif menjelaskan sebagai 

berikut : 

“Saudaraku, keadilan tidak bisa dipertukarkan dengan persatuan, kita tidak bisa 

memperjuangkan keadilan dengan mengorbankan persatuan, sebaliknya, tak 

bisa memperjuangkan persatuan dengan mengorbankan keadilan. Keduanya 

ibarat sepasang sayap yang harus bergerak serempak.”
250

 

Persatuan dan keadilan merupakan dua nilai yang sangat penting dalam 

kehidupan bangsa Indonesia, olehnya dalam naskah-naskah resmi negara ini, pesan 

mengenai persatuan dan keadilan begitu ditekankan, sebagaimana penjelasan Yudi 

latif, sebagai berikut : 

“Tepatlah kiranya bila pokok pikiran pertama pembukaan konstitusi proklamasi 

menggariskan misi (fungsi) negara untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia dengan berasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Dalam pancasila, sila kerakyatan didahului dengan 
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sila persatuan, dan diakhiri oleh sila keadilan. Itu berarti, tanpa prasyarat 

integrasi nasional, mengembangkan demokrasi ibarat menegakkan benang 

basah. Sedangkan demokrasi yang tidak mendorong keadilan sosial, bisa 

melahirkan frustasi sosial yang bisa berbalik menikam demokrasi.”
251

 

Dari penjelasan Yudi Latif di atas, dapat dipahami bahwa persatuan 

merupakan nilai yang sangat penting untuk menunjang cita-cita keadilan sosial dalam 

kehidupan demokrasi, olehnya dibutuhkan komitmen oleh semua pihak (baik 

pemerintah maupun masyarakat) untuk menjunjung tinggi semangat persatuan. 

Persatuan dapat teraktual dalam kehidupan masyarakat bila prinsip gotong royong 

yang sering disebut oleh soekarno sebagai perasan inti dari pancasila (eka-sila) masih 

dipegang teguh, sedangkan gotong royong dapat teraktual bila sikap rela untuk 

menanggalkan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan bersama 

senantiasa menghiasi kehidupan publik, prinsip yang demikian merupakan cerminan 

dari jati diri bangsa Indonesia. 

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, penting dipahami bahwa Jika 

yang terjadi pada ruang publik masyarakat jusru kontadiksi dari prinsip gotong 

royong yang telah dijelaskan di atas, yaitu kepentingan pribadi atau kelompok lebih 

mendominasi kepentingan bersama, maka sudah pasti jauh panggang dari api untuk 

bisa sampai pada cita-cita keadilan sosial. 
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Pesan tentang keadilan dan gotong royong, seperti yang tertera di atas, juga 

terdapat pada penjelasan naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam bab ke 6, sebagai 

berikut : 

“Menegakkan keadilan mencakup penguasaan atas keinginan-keinginan dan 

kepentingan-kepentingan pribadi yang tak mengenal batas (hawa nafsu). 

Adalah kewajiban daripada negara sendiri dan kekuatan-kekuatan sosial untuk 

tidak saja menguasai serta mengatasi kemerosotan sosial itu, tetapi juga untuk 

menjunjung tinggi prinsip kegotong-royongan dan kecintaan sesama 

manusia.”
252

 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa cita-

cita keadilan sosial merupakan tujuan atau Rasion d’etre dari berdirinya Negara 

Indonesia, olehnya ciri masyarakat yang menjadi perwujudan dari masyarakat 

Indonesia yang dicita-citakan oleh Pancasila adalah masyarakat dengan semangat 

sosialisme, seperti yang diterangkan oleh Cak Nur sebagai berikut : 

“Mengapa sosialisme? Dalam konteks Indonesia, mungkin tidak perlu lagi 

diajukan, sebab, sosialisme dapat dianggap suatu cara lain untuk 

mengungkapkan ciri masyarakat yang dicita-citakan oleh pancasila, yaitu 

masyarakat berkeadilan sosial. Keadilan sosial itulah, jika ditilik dari sudut 

susunan pancasila, yang merupakan tujuan kita bernegara.”
253

 

Masyarakat sosialis yang dimaksud pada penjelasan di atas tentu berbeda 

dengan masyarakat sosialisme barat, Cak Nur dalam salah satu tulisannya 

menyebutkan istilah “sosialisme-religius”, istilah yang mencerminkan ciri masyarakat 

sosialis yang dikehendaki di Indonesia yang juga sesuai dengan konsep ajaran islam. 
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Cak Nur memberikan dua pertimbangan dari penggunaan predikat religius tersebut, 

yaitu pertimbangan pragmatis dan pertimbangan prinsipal. 

Pada pertimbangan pragmatis, Cak Nur memberikan penjelasan sebagai 

berikut : 

  “Mengapa religius? Mungkin saja hal itu semata-mata karena pertimbangan 

pragmatis. Misalnya, karena bangsa Indonesia adalah bangsa religius (seperti 

sering diklisekan orang), atau karena pengalaman traumatis kita tentang PKI 

(mungkin juga PSI), kemudian kita hendak memagari dan memberi batas 

kepada arus yang bisa menyimpangkan kita dari garis kesepakatan nasional 

(sebutlah: Orde Baru, Pancasila, dan lain-lain)”
254

 

Sedangkan pada pertimbangan prinsipil, Cak Nur memberi penjelasan yang 

juga memaparkan pemikiran Soekarno dan Hatta,penjelasan tersebut sebagai berikut : 

“tetapi, digunakannya predikat religius dapat dicari dasar pembenarannya yang 

lebih prinsipil. Misalnya, karena religius akan memberi dimensi yang lebih 

mendalam kepada cita-cita sosialisme. Bung Karno selalu mengatakan bahwa 

Pancasila adalah “hogere optrekking” atau peningkatan dari Declaration of 

Independence-nya Thomas Jefferson dan Manifesto Komunisnya Marx dan 

Engels. Terhadap yang pertama, Pancasila mempunyai kelebihan sosialisme, 

dan terhadap yang kedua, Ketuhanan yang Maha Esa. Dimensi lebih 

mendalam dari sosialisme religius adalah dikukuhkannya dasar moral cita-cita 

kemasyarakatan itu. Pelaksanaan cita-cita tersebut menjadi tidak hanya karena 

dorongan hendak berkehidupan yang lebih bahagia di dunia saja, tetapi juga 

dalam kehidupan yang lebih kekal di akhirat. Sosialisme menjadi tidak hanya 

merupakan komitmen kemanusiaan, tetapi juga ketuhanan. Bung Hatta, dalam 

menerangkan bentuk kesalinghubungan antar-sila dalam Pancasila, senantiasa 

menegaskan bahwa sila ketuhanan merupakan sila yang menyinari sila-sila 

lainnya, merupakan dasar moral yang kuat untuk mewujudkan cita-cita 

kenegaraan dan kemasyarakatan kita.”
255
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa konsep atau gerakan sosial 

yang dimaksudkan untuk masyarakat Indonesiaa adalah yang senantiasa disinari oleh 

cahaya ketuhanan, gerakan sosialisme yang dikehendaki berlaku di Indonesia 

diharapkan tidak mudah terjerumus ke dalam lembah metode kerja “menghalakan 

segala cara” yang dilakukan oleh gerakan-gerakan sosialis atau komunis radikal. 

Yang demikian menjadi sangat ironis karena perjuangan akan cita-cita kemanusiaan 

justru dilakukan dengan cara menindas kemanusiaan itu sendiri. Keadaan yang 

kontradiktif, dan paradoksal tersebutlah yang membuat seorang filsuf sosialis 

komunis muda, Albert Camus terjebak pada situasi dilema. 

Cak Nur menggambarkan bagaimana situasi dilematis yang mendera Albert 

Camus akibat perjuangan kemanusiaan yang paradoksal dari gerakan sosialis 

komunis radikal, penjelasan tersebut sebagai brikut : 

“Keadaan yang mencolok, paradoksal, malah kontradiktif itulah (dari gerakan 

sosial komunis radikal) yang menyebabkan Albert Camus, seorang filsuf 

sosialis komunis muda asal Prancis/ Aljazair, yang amat fanatik, akhirnya 

mengalami situasi yang tak mengerti, kemudian putus asa. Camuslah yang 

kemudian mengajarkan, sebagai hasil dari penyimpulannya dari ironi-ironi 

yang dialami atau disaksikan, bahwa hidup ini adalah “absurd”, tak bisa 

dimengerti, malah tidak berguna. Hidup dan mati sama saja, dan taka da 

faedahnya memikirkan persoalan-persoalan hidup ini. Baginya, sia-sia 

memikirkan masa lampau, dan muspra pula merenungkan masa depan, yang 

penting ialah kini dan di sini.”
256

 

Dari uraian mengenai situasi paradoksal yang terjadi pada gerakan atau 

perjuangan kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok sosial komunis radikal, Cak 
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Nur menandaskan dalam sebuah penjelasannya, bahwa penyebab dari perjuangan 

paradoksal demikian berakar dari filsafat dan pandangan hidup kelompok tersebut, 

adapun penjelasan Cak Nur juga memaparkan pemikiran Huston Smith dan juga 

Hatta, penjelasan tersebut sebagi berikut : 

“Mengapa gerakan kemanusiaan komunis sosialis sampai terperosok ke dalam 

killimg ground-nya metode yang meniadakan seluruh ciri dan watak 

kemanusiaan ajaran mereka itu? Kiranya mudah ditemukan sebabnya, yaitu 

karena mereka menganut filsafat hidup dan pandangan dunia (kosmologi) 

yang mengingkari adanya alam bukan-materi (alam gaib), lebih-lebih 

mengingkari adanya Tuhan. Menurut Huston Smith, pengingkaran adanya 

alam gaib, khususnya Tuhan, adalah permulaan meluncurnya seseorang atau 

masyarakat ke amoralisme atau immoralisme. Sebab kembali kepada Bung 

Hatta, hanya kepercayaan kepada Tuhan-lah yang akan memberi kedalaman 

rasa tanggung jawab dan moralitas kepada tindak-tanduk manusia di dunia 

ini.”
257

 

Bedasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ajaran islam 

yang sarat akan nilai kemanusiaan begitu menjunjung tinggi cita-cita keadilan sosial, 

karena dengan keadilan sosial, kemanusiaan dapat terlindungi. Upaya atau gerak 

untuk sampai pada tujuan keadilan sosial yang dikehendaki islam sangat berbeda 

dengan gerakan sosialisme yang dilakukan oleh kelompok sosial komunis radikal 

yang justru mencederai sendiri nilai kemanusiaan yang terdapat dalam doktrin 

ajarannya, sehingga yang tersisah dari fakta sejarah mereka adalah sebuah kegagalan. 

Olehnya cita-cita keadilan sosial harus diperjuangkan dengan cara yang sesuai 

dengan ajaran islam (tentunya tidak menghalalkan segala cara seperti kelompok 

sosial komunis yang disinggung di atas). Karena cita-cita keadilan sosial harus 
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ditempuh dengan cara yang tidak melanggar kemanusiaan (otomatis tidak juga 

melanggar ajaran islam) olehnya perwujudan dari keadilan sosial juga harus sesuai 

dengan ajaran islam, dan salah satu perwujudan dari keadilan sosial adalah keadilan 

ekonomi. 

c. Keadilan ekonomi dalam islam 

Setelah membahas tentang keadilan sosial dalam islam, pembahasan yang 

penting untuk diuraikan selanjutnya adalah persoalan perwujudan dari penegakan 

keadilan sosial. Salah satu perwujudan dari penegakan keadilan sosial adalah dengan 

menegakkan keadilan ekonomi. Dalam naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam, 

menegakkan keadilan ekonomi merupakan perwujudan penting dalam upaya 

menegakkan keadilan sosial. Penjelasan yang demikian terdapat pada bab 6, sebagai 

berikut : 

“Perwujudan menegakkan keadilan yang terpenting dan berpengaruh ialah 

menegakkan keadilan di bidang ekonomi atau pembagian kekayaan di antara 

anggota masyarakat. Keadilan menuntut agar setiap orang dapat memperoleh 

bagian yang wajar daripada kekayaan atau rezeki. Dalam masyarakat yang 

mengenal batas-batas individual, sejarah merupakan perkembangan dialektis 

yang berjalan tanpa kendali dari pada pertentangan-pertentangan golongan 

yang didorong oleh ketidakserasian antara pertumbuhan kekuatan produksi di 

satu pihak dan pengumpulan kekayaan oleh golongan-golongan kecil dengan 

hak-hak istimewa di lain pihak. Karena kemerdekaan tak terbatas akan 

menyatakan dirinya dalam bentuk kebebasan bagi pihak yang lemah, maka 

kemerdekaan tak terbatas mendorong timbulnya jurang pemisah antara 

kekayaan dan kemiskinan yang semakin dalam. Dalam proses selanjutnya, 

yaitu bila sudah mencapai batas maksimal pertentangan golongan itu akan 
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menghancurkan sendi-sendi tatanan sosial dan membinasakan kemanusiaan 

dan peradabannya.”
258

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa keadilan sosial sangat erat 

kaitannya dengan keadilan ekonomi, keadilan ekonomi yang dimaksud adalah 

pembagian kekayaan atau kepemilikan harta diantara anggota masyarakat, Azhari 

Akmal Tarigan memberikan keterangan mengenai keadilan sosial sebagai berikut : 

“Keadilan ekonomi pada dasarnya adalah konsekuensi logis dari konsep 

persaudaraan islam. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu hanya 

mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi yang diberikannya. Individu-

individu juga harus terbebaskan dari eksploitasi orang lain. Keadilan ekonomi 

paling tidak mengacu pada dua bentuk. Pertama, keadilan dalam distribusi 

pendapatan, kedua, persamaan (egalitarian) yang menghendaki setiap individu 

memiliki kesempatan yang sama terhadap akses-akses  ekonomi.”
259

 

Selain Azhari Akmal Tarigan dengan penjelasannya di atas, pakar ekonomi 

islam, Syafi‟i Antonio, juga memberikan keterangan mengenai konsep keadilan 

ekonomi, penjelasan tersebut sebagai berikut : 

“Konsep keadilan islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta 

keadilan ekonomi mengehendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai 

dengan amal dan karyanya. Walaupun demikian, ketidaksamaan pendapatan 

dimungkinkan dalam islam karena kontribusi yang berbeda dari tiap-tiap 

individu. Namun, yang paling fundamental adalah bagaimana seseorang 

mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan kewajiban yang telah 

dipenuhinya.”
260

 

Berdasarkan dua uraian di atas (dari Azhari dan Syafi‟i) dapat dipahami 

bahwa konsep keadilan ekonomi yang dimaksudkan adalah kesamaan kesempatan 
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dalam memperoleh akses ekonomi atau pekerjaan, kemudian memperoleh keadilan 

dalam hal pendistribusian pendapatan atau hasil dari pekerjaan tersebut. keadilan 

yang dimaksud dalam pendistribusian pendapatan tersebut bukanlah sebuah 

persamaan (sama rata) tetapi kesesuaian dengan tanggung jawab yang telah 

dilaksanakannya dalam pekerjaan, karena Islam sendiri mengakui perbedaan potensi, 

kapasitas atau kemampuan seseorang untuk mengakses pekerjaan sehingga wajar bila 

terjadi perbedaan pula dalam hal pendistribusian pendapatan, dengan catatan bahwa 

perbedaan tersebut secara kualitas dan proporsi masih dalam ukuran yang wajar, di 

situlah letak nilai keadilan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. 

Konsep keadilan ekonomi yang telah diuraikan di atas, dapat ditemukan juga 

dalam penjelasan naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam bab 6, penjelasan 

tersebut sebagai berikut : 

“Dalam masyarakat yang tidak adil, kekayaan dan kemiskinan akan terjadi 

dalam kualitas dan proporsi yang tidak wajar. Sekalipun realita selalu 

menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan antara manusia dalam kemampuan 

fisik maupun mental, namun kemiskinan dalam masyarakat dengan 

pemerintah yang tidak menegakkan keadilan adalah merupakan perwujudan 

daripada adanya kezaliman.”
261

 

Selain pada alinea ke 7, terdapat pula penjelasan yang serupa pada naskah 

NDP bab 6,. Penjelasan tersebut, sebagai berikut : 

“Dalam masyarakat yang adil mungkin masih terdapat pembagian manusia 

menjadi golongan kaya dan miskin. Tetapi, hal itu terjadi dalam batas-batas 

kewajaran dan kemanusiaan, dengan perpautan kekayaan dan kemiskinan 
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yang mendekat. Hal itu sejalan dengan dibenarkannya pemilikan pribadi 

(private ownership) atas harta kekayaan dan adanya perbedaan-perbedaan tak 

terhindarkan dari pada kemampuan-kemampuan pribadi, fisik maupun 

mental.”
262

 

Dalam hal perolehan pendapatan yang berbeda-beda dalam masyarakat, 

terdapat salah satu ayat dalam Al-Qur‟an yang mengakui hal demikian, terletak pada 

surah Al-Nahl (16) ayat 71, sebagai berikut : 

                            

                       

Terjemahnya :  

“dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal 

rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau 

memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar 

mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari 

nikmat Allah?”
263

 

Cak Nur, dalam salah satu karyanya, menggunakan ayat di atas untuk 

menandaskan bahwa dalam islam sendiri mengakui adanya perbedaan perolehan 

rezeki, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penjelasan Cak Nur tersebut 

sebagai berikut : 

“Egalitarianisme menampilkan diri dalam bentuk tekanan kepada persamaan 

kesempatan, selain persaman hak dan kewajiban. Dan persamaan kesempatan 

itu, pada urutannya, dapat menimbulkan ketidaksamaan hasil, disebabkan 

bervariasinya kemampuan manusia, baik kemampuan fisik maupun mental. 

Variasi kemampuan itu tidak bisa tidak mengakibatkan variasi dalam 

perolehan usaha, yaitu tinggi-rendah dalam tingkat ekonomi dan kemakmuran, 
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yang diakui oleh kitab suci sendiri (lihat, antara lain, QS Al-Nahl (16) : 

71).”
264

 

Dari beberapa penjelasan mengenai konsep keadilan ekonomi di atas, dapat 

dipahami bahwa cita-cita keadilan ekonomi yang terdapat dalam ajaran islam jelas 

berbeda dengan cita-cita keadilan ekonomi atau persamaan ekonomi versi komunis 

dengan jargon “sama rata, sama rasa”. Yang demikian dijelaskan pula oleh Cak Nur 

sebagai berikut : 

“Islam agaknya tidak bisa mendukung cita-cita persamaan ekonomi komunis 

seperti yang terungkap dalam slogan (sama rata sama rasa). Mungkin islam 

bisa mendukung slogan (dari setiap orang dimintai sesuai dengan 

kemampuannya, dan kepada setiap orang diberikan sesuai dengan 

kebutuhannya), jika hal itu berarti bahwa setiap orang harus bekerja secara 

optimal menurut kemampuannya, dan untuk setiap anggota masyarakat harus 

ada pengaturan sosial-ekonomis yang bisa menjamin bahwa ia akan hidup 

dengan semua kebutuhan dasarnya terpenuhi”
265

. 

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa islam sangat 

menekankan persoalan optimalisasi kerja sesuai kemampuan masing-masing, tetapi 

penting dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dibangun suatu iklim yang 

dapat menjamin perbedaan perolehan kekayaan tidak menjadi jalan untuk 

menciptakan penindasan manusia atas manusia (exploitoion man by man). Olehnya 

dalam ajaran islam sangat ditekankan persoalan halal dan haram dari segi perolehan 

dan penggunaan harta. 
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Di dalam Al-Qur‟an, dijelaskan pada surah Al-Baqarah (2) ayat 188 dan ayat 

278- 279 tentang larangan untuk menjadikan perolehan harta kekayaan sebagai jalan 

penindasan sesama manusia, dan larangan untuk membenarkan suatu “strruktur 

kekuasaan” yang membuat sistem atau aturan yang melanggengkan praktik 

penindasan. Ayat 118 di surah Al-Baqarah sebagai berikut : 

                             

                    

Terjemahnya :  

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 

kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta 

itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu 

mengetahui.”
266

 

Sementara ayat 278-279 dalam surah Al-Baqarah sebagai berikut : 

                            

                       

               

Terjemahnya :  

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa 

Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika 

kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa 
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Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari 

pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan 

tidak (pula) dianiaya.”
267

 

Mengenai 2 ayat di atas, Cak Nur memberikan komentar dalam salah satu 

tulisannya sebagai berikut : 

“Dalam hukum fiqih, cita-cita ini (keadilan ekonomi) sekaligus dijabarkan 

menjadi ketentuan tentang halal dan haram dalam perolehan ekonomi. Tidak 

boleh ada penindasan manusia oleh manusia (QS Al-Baqarah (2) : 278-279), 

dan tidak boleh ada pembenaran pada struktur atas, khususnya sistem 

pemerintahan dan perundangan, terhadap praktik-praktik penindasan (QS Al-

Baqarah (2) : 188).”
268

 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa islam begitu menekankan aturan 

(halal-haram) mengenai perolehan harta untuk individu, juga menekankan kepada 

“struktur atas” atau pemerintah akan tanggung jawabnya pada masyarakat, agar 

segala jenis praktik penindasan yang dapat menghambat cita-cita keadian ekonomi 

dapat dihindari. 

Menurut Azhari Akmal Tarigan, ada 3 bentuk perilaku manusia yang dapat 

memicu timbulnya ketidakadilan ekonomi, yaitu : keserakahan manusia, 

menggunakan harta tanpa perhitungan,dan menumpuk-numpuk harta.
269

 Dari tiga 

faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidakadilan ekonomi dapat terjadi bukan 

hanya karena faktor kekeliruan dalam memperoleh harta, tetapi juga dapat terjadi 
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karena kekeliruan dalam menggunakan harta kekayaan, olehnya islam begitu mencela 

perilaku tabzirir dan israf (berlebih-lebihan). 

Mengenai faktor pertama, yaitu keserakahan manusia, sudah menjadi fakta 

sejarah bahwa keserakahan setiap saat menjadi musuh bersama (common enemy) 

dalam perjalanan hidup manusia. Bahkan kesalahan paling awal atau paling 

primordial yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan di dunia ini adalah 

ketidakmampuan untuk menahan diri atau serakah (kekhilafan yang dilakukan Adam 

dan istrinya) 

Keserakahan akan mendorong manusia untuk mengikuti hawa nafsu 

(keinginan diri sendiri) setiap saat, sehingga menghadirkan tuhan-tuhan baru (thagut) 

dalam kehidupan masyarakat yang menjelma dalam bentuk tiran, despotik dan 

diktator.  Sehingga keserakahan tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan 

pribadi, tetapi akan berdampak buruk pula pada kehidupan orang lain. Salah satu 

keserekahan yang memiliki dampak sangat buruk bagi kehidupan masyarakat adalah 

keserakahan dalam hal kepemilikan harta. Azhari Akmal Tarigan memberikan 

keterangan mengenai dampak buruk dari sikap serakah terhadap kepemilikan harta , 

penjelasan tersebut sebagai berikut : 

“Terjadinya konflik sosial, penjarahan , dan perampokan pada dasarnya sebagai 

akibat tidak terciptanya keseimbangan sosial. jika seluruh masyarakatnya 

kaya, tidak ada persoalan, sama halnya jika dalam sebuah wilayah seluruh 

masyarakatnya miskin, juga tidak ada persoalan . bahkan bisa saja mereka 

hidup dengan tenang dan damai. Akan tetapi, jika ada masyarakat yang hidup 

mewah dengan harta yang berlimpah. Padahal di sisinya terdapat sekelompok 
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msyarakat yang hidup susah, miskin, dan serba kekurangan, tetapi si kaya 

tidak memberikan perhatian yang proporsional, masalah pun mulai muncul. 

Akhirnya si miskin menjadi sakit hati, iri hati yang menimbulkan sifat dengki 

yang memicu kerusuhan sosial.”
270

 

Uraian di atas menandaskan akan efek buruk pada kehidupan sosial dari 

keserakahan dalam memperoleh harta. Selain keserakahan dalam memperoleh harta, 

faktor yang dapat menghambat keadilan ekonomi dapat terealisasi adalah penggunaan 

harta secara berlebihan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa islam sangat 

mencela sikap berlebih-lebihan dalam penggunaan harta (tabzirir dan israf). 

Penggunaan harta secara berlebihan atau dalam bahasa kontemporer disebut 

gaya hidup konsumerisme, akan menghadirkan dampak buruk bagi pemilik harta, 

bagi orang lain dan juga berdampak buruk pada relasi sosial antara keduanya. Cak 

Nur memberikan keterangan panjang tentang dampak buruk tersebut, sebagai berikut: 

“Suatu pola penggunaan harta menyangkut tata nilai seseorang. Hal itu tidak 

selalu berhubungan dengan persoalan benar-salah, tetapi terutama 

menyangkut rasa tata hormat dan tidak terhormat, bahagia dan tidak bahagia. 

Umpamanya, jika kita berpandangan bahwa kehormatan dan kebahagiaan 

terletak pada kekayaan yang tampak dan dapat dilihat orang lain (lebih-lebih 

jika mampu menerbitkan rasa iri hati pada mereka), sudah tentu pola 

penggunaan harta yang maksimal. Bahkan mungkin kita kan berusaha 

menunjukkan kekayaan lebih daripada kemampuan kita sendiri sehingga 

pengeluaran menjadi lebih besar darippada pemasukan, sekalipun menurut 

ukuran masyarakat, sebetulnya kita sudah termasuk kaya dan mampu. Pola 

penggunaan harta yang amat konsumtif itu, oleh para ahli, disebut (dalam 

istilah asing) demonstration effect. Mereka mensinyalir bahwa hal itu 

merupakan halangan terbesar dalam usaha mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur. Dan memang, kita tidak sulit untuk mengetahui ketidakbenaran pola 

itu, sebab tidak sesuai dengan hati nurani kita sendiri. Sayangnya, dalam 
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masyarakat terdapat kecenderungan yang mendorong semakin kuatnya pola 

demonstration effect itu, khususnya bagi mereka yang untuk pertama kalinya 

menikmati apa arti merdeka yang berupa keleluasaan-keleluasaan dan 

fasilitas-fasilitas. Dan juga amat mudah memahami sinyalemen para ahli itu, 

karena demonstration effect akan mendorong seseorang untuk memperkaya 

diri sendiri dengan merugikan orang lain”
271

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dampak buruk yang 

dihasilkan dari penggunaan harta secara berlebihan atau yang disebut di atas dengan 

istilah demonstration effect bagi pemilik harta itu sendiri adalah dorongan untuk 

membelanjakan harta secara terus menerus, bahkan terhadap sesuatu yang hanya 

memiliki nilai “citra” semata, tanpa ada nilai “guna”nya. Mengejar hasrat “citra” 

tersebut, sangat berpotensi membuat seseorang akan berusaha menunjukkan kekayaan 

lebih meski pun di luar dari kemampuannya, yang demikian akan berdampak buruk 

juga pada orang lain beserta relasi kehidupan sosial seperti yang diuraikan di atas 

bahwa pola penggunaan harta secara demonstration effect akan mendorong seseorang 

untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain dan juga dapat melukai 

perasaan orang lain (iri hati). 

Dalam prespektif lain, seorang ekonom dari Pakistan Umer Chapra 

memberikan keterangan mengenai penggunaan harta secara seimbang dengan 

kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan manusia, keterangan tersebut sebagai 

berikut : 

“karena sumber-sumber daya relative terbatas, tujuan keadilan tidak dapat 

diwujudkan, tetapi pemakaian-pemakaian atas sumber-sumber daya yang ada 
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dibuat hanya dalam batas-batas kemanusiaan dan kesejahteraan umum. 

Pemenuhan kebutuhan hidup harus dilakukan dalam kerangka hidup 

sederhana, sementara ia harus mencakup kesenangan, ia tidak boleh 

memasukkan dimensi pemborosan dan kemegahan”
272

. 

Berdasakan uraian di atas, semakin terang mengenai dampak buruk dari 

penggunaan harta secara berlebihan dan juga alasan mengapa perlu keseimbangan 

dalam membelanjakan harta. Selain penggunaan harta secara berlebihan, faktor lain 

yang dapat menghambat keadilan ekonomi adalah penumpukan harta yang 

merupakan kontradiksi dari tindakan sebelumnya (penggunaan harta secara 

berlebihan). 

Salah satu ayat di dalam Al-Qur‟an, yaitu surah Al-Hasyr (59) ayat 7, 

memberikan penekanan tentang larangan menumpuk-numpuk harta dan tidak 

mendistribusikannya dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, ayat tersebut 

sebagai berikut : 

                           

                           

                        

          

Terjemahnya :  
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“apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari 

harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, 

untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-

orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-

orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka 

terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.
273

 

Azhari Akmal Tarigan, memberikan keterangan terhadap ayat di atas, 

keterangan tersebut sebagai berikut : 

“Kata Kunci pada ayat tersebut adalah agar harta tidak beredar atau 

terkonsentrasi pada segelintir orang. Dari sisi ekonomi, larangan ini penting 

agar terjadi pemerataan distribusi aset atau harta sehingga fungsi sosial harta 

bisa diwujudkan. Namun secara teologis, larangan ini untuk menjaga manusia 

agar tidak menjadi sombong dan angkuh lalu akhirnya menjadi pengendali 

kebenaran. Penguasaan kapital dapat membawa manusia menjadi penguasa 

dan penafsir kebenaran tunggal. Padahal sang pemilik harta dan kebenaran 

adalah Allah Swt.”
274

 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dampak buruk dari penumpukan 

harta tidak hanya terjadi pada kehidupan sosial, tetapi sangat berpotensi mendorong 

para pelaku-pelakunya menjadi tuhan-tuhan baru (thagut) bagi manusia lain. Selain 

Azhari Akmal Tarigan, Cak Nur juga memberikan komentar terkait fenomena 

penumpukan harta yang merupakan bagian dari sifat kikir atau pelit, sebagai berikut : 

“Kepelitan dalam bentuknya yang ekstream, tidak kurang berbahayanya bagi 

cita-cita masyarakat adil dan makmur. Jika kita pelit terhadap diri sendiri, 

tentunya kita akan lebih pelit lagi kepada orang-orang lain khususnya kepada 

pihak yang paling memerlukan perhatian dalam rangka mewujudkan keadilan 

sosial, yaitu kaum tak mampu. Dan usaha-usaha di bidang sosial, jika semua 

orang kaya menganut pola ini, akan tidak berjalan, seperti panti-panti asuhan, 
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rumah-rumah perawatan orang sakit, dan wisma penyantunan orang-orang 

cacat.”
275

 

Karena kebiasaan menumpuk-numpuk harta jelas memberi berbagai dampak 

buruk seperti yang telah dijelaskan di atas, olehnya ajaran islam begitu mencela sikap 

yang demikian, oleh karenanya tindakan menumpuk-numpuk harta tidak pernah 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan otomatis juga tidak pernah dicontohkan oleh 

sahabat-sahabat saleh baginda Rasul. Azhari Akmal Tarigan memberikan keterangan 

mengenai tradisi yang patut dicontoh dari para sahabat, keterangan tersebut sebagai 

berikut : 

“salah satu tradisi yang patut ditiru dari diri sahabat Nabi adalah alih-alih 

mereka menumpuk-numpuk harta, justru mereka selalu mengedepankan 

kepentingan orang lain walaupun mereka kerap dalam kesusahan. 

Keterbatasan atau kemiskinan tidak pernah menghalangi mereka untuk 

melakukan kebaikan-kebaikan terutama bagi orang-orang yang 

membutuhkan.”
276

 

Mengenai kedermawanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang telah 

diuraikan di atas, keterangan yang dapat menguatkan penjelasan di atas, dapat 

dijumpai di dalam Al-Qur‟an, surah Al-Hasyr (59) ayat 9, sebagai berikut : 
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Terjemahnya : 

”dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman 

(Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 

'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka 

(Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang 

diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-

orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam 

kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah 

orang orang yang beruntung.”
277

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kebanyakan sahabat 

Nabi memiliki sifat itsar atau Altruisme, mengedepankan kepentingan orang lain 

daripada kepentingan (ego) sendiri. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa kebiasan 

menumpuk-numpuk harta tidak akan mengantarkan seseorang untuk dapat berempati 

dengan orang lain, apalagi sampai pada kualitas hidup altruisme seperti yang 

dicontohkan nabi dan sahabat-sahabatnya. 

Mengenai dampak buruk dari sifat boros (penggunaan harta secara berlebihan) 

oleh orang-orang konsumtif yang juga disebut demonstration effect  sekaligus 

dampak buruk dari sifat kikir (menumpuk-numpuk harta), Cak Nur memberikan  

kesimpulan sebagai berikut : 

“Kekayaan yang ada di tangan para penganut demonstration effect akan 

kehilangan fungsi sosialnya karena habis untuk menuruti nafsu pamernya 

sendiri. Begitu pula, harta itupun akan kehilangan fungsi sosialnya di tangan 

orang-orang elite, karena harta itu disimpannya rapat-rapat untuk memuaskan 

nafsu menghitung-hitung harta dan menumpuk-numpuknya, seakan-akan ia 

akan hidup kekal dengan hartanya itu.”
278
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Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa ada 3 faktor yang 

dapat menghambat upaya penegakan keadilan ekonomi. ke tiga faktor yang 

disebutkan di atas merupakan karakter dari qarun, yaitu seorang konglomerat yang 

hidup di zaman Nabi Musa yang dengan kekayaannya justru tidak membawa 

kemasalahatan bagi dirinya dan orang lain, tetapi justru sebaliknya membawa 

malapetaka. Qarun harus dipahami lebih dari sekedar tokoh sejarah yang kisahnya 

telah berlalu, saat ini qarun menjelma menjadi suatu simbol dari sistem ekonomi 

yang melakat padanya tiga karakter yang telah disebutkan di atas, sistem ekonomi 

yang dimaksud adalah sistem kapitalisme, suatu sistem ekonomi yang mendapat 

banyak kritikan karena dianggap biang dari kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. 

Dalam naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam,  kapitalisme mendapat 

kritikan, bahkan dianggap merupakan kejahatan terbesar setelah syirik, keterangan 

tersebut terdapat pada bab 6, sebagai berikut : 

“Kejahatan di bidang ekonomi yang menyeluruh adalah penindasan oleh 

kapitalisme. Dengan kapitalisme, dengan mudah seseorang dapat memeras 

orang-orang yang berjuang mempertahankan hidupnya karena kemiskinan, 

kemudian merampas hak-haknya secara tidak sah, berkat kemampuannya 

untuk memaksakan persyaratan kerja dan hidup kepada mereka. Oleh karena 

itu, menegakkan keadilan mencakup pemberantasan kapitalisme dan segenap 

usaha akumulasi kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat. Sesudah syirik, 

kejahatan terbesar kepada kemanusiaan adalah penumpukan harta kekayaan 

beserta penggunaannya yang tidak benar, menyimpang dari kepentingan 

umum, tidak mengikuti jalan Tuhan.”
279
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Dari uraian di atas, semakin jelas bahwa penumpukan harta secara berlebihan 

karena keserakahan yang merupakan watak dari kapitalisme merupakan suatu 

kejahatan yang tidak hanya berdimensi sosiologis akan tetapi juga berdimensi 

teologis, sebab kecenderungan menumpuk-numpak harta akan membuat seseorang 

begitu mencintai hartanya, bahkan sampai menuhankan hartanya, yang demikian 

merupakan gejala dari syirik. Selain itu,seperti yang telah diuraikan sebelumnya, 

kepemilikan harta yang berlebih membuat seseorang mudah memperoleh kekuasaan 

yang dapat mengontrol dan memonopoli kebenaran yang secara tidak langsung 

memosisikan dirinya sebagai pemegang kebenaran mutlak, bukankah yang demikian 

adalah bentuk menuhankan diri sendiri. 

Seorang cendekiawan muslim dari Mesir, Yusuf Qardhawi, dalam salah satu 

karyanya memberi krtik terhadap pandangan kapitalisme, yang menganggap bahwa 

harta kekayaan merupakan hak mutlak dan sepenuhnya bagi pemiliknya, kritikan 

tersebut sebagai berikut : 

“Islam secara tegas menolak pandangan kapitalisme ini. Islam menganggap, 

harta atau kekayaan hakikatnya adalah milik Allah. Dia yang menciptakan dan 

memberikan kepada manusia. Orang kaya hanyalah wakil dan bendahara 

Tuhan yang bertugas mengamankan harta tersebut. dengan bahasa lain, orang 

kaya hanyalah wakil dari pemilik yang sebenarnya untuk menjaga, 

mengembangkan dan mendistribusikan sesuai dengan ketentuan yang direstui 

Allah.”
280
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Jadi, berdasar pada uraian di atas, dapat dipahami bahwa harta kekayaan yang 

dimiliki oleh manusia, sejatinya hanyalah titipan dan Tuhanlah sebagai pemilik 

sejatinya. Karena manusia hanya orang yang dititipi harta oleh pemilik aslinya (yaitu 

Tuhan), maka sudah dapat disimpulkan bahwa penggunaan harta yang dilakukan oleh 

manusia mesti sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan tentu saja Tuhan 

menghendaki segala hal yang dikaruniakan-Nya di dunia dapat membawa 

kemaslahatan bagi ciptannya termasuk manusia. 

Setelah menguraikan mengenai sebab atau faktor yang dapat menghalangi 

usaha menuju pada cita-cita keadilan sosial dan ekonomi, uraian selanjutnya akan 

membahas tentang solusi untuk merespon faktor-faktor tersebut, solusi yang dapat 

diajukan ada 2 yaitu, kesadaran individual dan kebijakan struktural. Terkait solusi 

yang pertama, yaitu kesadaran individual, dalam salah satu tulisan Cak Nur, beliau 

menawarkan apa yang disebut dengan : Pola Tengah Penggunaan, adapun keterangan 

Cak Nur tentang Pola Tengah Penggunaan tersebut, sebagai berikut : 

“Bentuk pertengahan harus ditumbuhkan meski agak bersifat klise, tetapi hal ini 

sungguh akan kita katakana. Harus kita ingat bahwa arti semula kata adil 

(bahasa Arab) itu sendiri ialah sesuatu yang sedang, seimbang, atau wajar. 

Begitu pula, arti kata just (bahasa Inggris) ialah wajar, dan dengan demikian 

arti justice (keadilan) ialah kewajaran. Pola tengah penggunaan kekayaan ini 

harus sedemikian sehingga kekayaan memenuhi kewajaran : suatu keadaan 

yang dapat diterima oleh semua orang dengan penuh kerelaan dan kelegaan 

pola tersebut ialah pola prihatin. Dalam kepribadian dan keprihatinan terdapat 

unsur dan semangat solidaritas sosial : suatu sikap yang selalu 

memperhitungkan dan memerhatikan keadaan kepentingan orang banyak, 

tidak egois atau berpusat pada diri sendiri. Dengan keprihatinan, harta kita 

sendiri kita gunakan sesuai dengan kebutuhan hidup yang wajar, tak lebih dan 

tak kurang, menyisihkan sebagian untuk mendorong produktivitas masyarakat 
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umpamanya, dengan sistem tabungan, dan mengeluarkan sebagian lagi untuk 

kepentingan langsung sosial. dengan menekan penampakan mencolok 

kekayaan, satu lagi hal didapat : mengurangi sumber ketegangan-ketegangan 

sosial yang amat berbahaya.”
281

  

 Dari keterangan Cak Nur di atas, dapat dipahami bahwa Pola Tengah 

Penggunaan kekayaan yang dimaksud adalah sikap wajar atau seimbang dalam 

menggunakan harta. Sikap seimbang ini dapat diartikan kebijaksaan dalam mengelola 

ataupun mengatur penggunaan harta yang tidak hanya demi kemaslahatan pribadi dan 

keluarga tetapi juga mampu meberi dampak positif bagi orang lain sebagai bentuk 

solidaritas sosial. Di situlah letak hikmah dari anjuran berpuasa, sebagai media 

latihan untuk menahan diri, dan kaitannya dengan kemaslahatan sosial, yang langkah 

untuk menggapainya disebutkan oleh Cak Nur di atas yaitu menahan diri untuk mau 

menabung, menaha diri untuk tidak memusatkan harta pada diri sendiri dan menahan 

diri untuk tidak terlalu mencolokkan kekayaan.  

Jika pendidikan pada ritual puasa sebagaimana yang dibahas di atas dapat 

digali kedalaman pesan luhurnya, maka kesalehan ritual tersebut akan berdampak 

menjadi kesalehan sosial, olehnya semua aktifitas ritual keagamaan jangan sampai 

berhenti pada aspek lahirnya saja namun kering pada aspek penghayatan maknanya, 

jika yang terjadi demikian maka jauh panggang dari apinya untuk melihat dampak 

perbaikan sosial yang terilhami dari ibadah ritual. Dalam naskah NDP sendiri 

dijelaskan akan dampak sosial yang dihasilkan dari pelaksanaan ritual (sembahyang) 
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yang dikerjakan dengan penuh penghayatan, penjelasan tersebut terdapat pada bab 6 

sebagai berikut : 

“Menegakkan keadilan bukan saja dengan amar ma’ruf nahi munkar, tetapi 

juga melalui pendidikan yang intensif terhadap pribadi-pribadi agar tetap 

mencintai kebenaran dan menyadari secara mendalam akan adanya Tuhan. 

Sembahyang merupakan pendidikan yang kontinu, seakan bentuk formil 

peringatan kepada Tuhan. Sembahyang yang benar akan sangat efektif dalam 

meluruskan dan membetulkan garis hidup manusia sebab ia mencegah 

kekejian dan kemungkaran. Jadi, sembahyang merupakan penopang hidup 

yang benar. Sembahyang menyelesaikan masalah-masalah kehidupan 

termasuk pemenuhan kebutuhan yang ada secara intrinsik pada rohani 

manusia yang mendalam, yaitu kebutuhan spiritual berupa keinginan 

pengabdian yang bersifat mutlak. Pengabdian itu jika tidak tersalurkan secara 

benar kepada Tuhan yang Maha Esa tentu tersalurkan kea rah sesuatu yang 

lain, dan membahayakan kemanusiaan.”
282

 

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa penghayatan 

akan ritual keagaaman akan mendorong manusia untuk melibatkan diri pada aktiftas 

penyejahteraan kehidupan sosial. Akan tetapi, menurut Yusuf Qaradhawi, kerelaan 

individual saja tidak cukup untuk dapat mengentaskan kemiskinan sebagai wujud dari 

cita-cita keadilan ekonomi, hal demikian terjadi karena potensi untuk “mencintai 

harta” sangat kuat dan setiap saat dapat menggoda manusia
283

, olehnya selain 

kesadaran atau kerelaan individual dibutuhkan juga kekutan penekan (suppressor 

power), dan kekuatan penekan yang dimaksud adalah kebijakan struktural. 

Dalam naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam, tawaran yang diajukan 

untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat. Zakat merupakan satu dari lima rukun 
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yang mesti ditunaikan oleh seorang yang mendaku dirinya sebagai muslim. Karena 

zakat merupakan rukun, maka kedudukannya dalam islam adalah wajib ditunaikan, 

sedangkan mengabaikannya (zakat) akan memperoleh konsekuensi atau ganjaran 

dalam Islam. 

Terdapat ayat di dalam Al-Qur‟an yang menempatkan zakat, sejajar dengan 

taubah dari syirik dan pelaksanaan shalat sebagai tanda masuknya seseorang dalam 

islam dan berhak mendapatkan perlakuan sebagai saudara umat islam. Ayat tersebut 

adalah surah At-Taubah (9) ayat 11 

                      

           

Terjemahnya :  

“jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka 

(mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-

ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”284
 

Mengenai ayat di atas, yusuf Qardhawi memberikan keterangan sebagai 

berikut : 

“Seorang kafir tidak “berhak” untuk bergabung dengan komunitas muslim 

dan tidak ada identitas persaudaraan agama yang menjadikannya sebagai 

bagian dari masyarakat muslim. Tak ada kaitan apapun menyangkut 

keuntungan dan kerugian serta ikatan yang dapat melepasnya dari lilitan 

persoalan, kecuali ia bertaubat dari syirik dan segala yang terkait dan 

melaksanakan shalat, sebagai ikatan sosio-religius (al-rabithah al-diniyah 
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al-ijtima’iyah). Selain itu, dia juga harus menunaikan zakat sebagai ikatan 

sosio-material (al-rabithah al-ijtima’iyah al-maliyah) bagi golongan 

mereka.”
285

 

Selain memberikan keterangan seperti yang diuraikan di atas terhadap ayat 11 

dari surah At-Taubah, Yusuf Qardhawi juga menerangkan bahwa sebelum membaca 

ayat tersebut Jabir (Sahabat Rasulullah) menyatakan bahwa shalat dan zakat 

diwajibkan secara bersamaan, keduanya tidak dipisahkan. Kemudian setalah 

membaca ayat tersebut Jabir berkata bahwa Allah tidak menerima shalat tanpa 

disertai zakat. Allah telah mencurahkan rahmatnya kepada Abu Bakar berupa 

pemahaman dengan mengatakan : “Demi Allah, aku benar-benar akan memerangi 

orang yang memisahkan antara shalat dan zakat”.
286

  

 Seperti yang telah diketahui dalam sejarah, bahwa khulafaur rasyidin yang 

pertama, yaitu Abu-Bakar As-Sidiq pernah mengeluarkan kebijakan untuk 

memerangi orang-orang murtad dan juga mereka yang masih menganut agama islam 

akan tetapi enggan membayar zakat. Kebijakn tersebut dilakukan karena 

penyimpangan terhadap kewajiban zakat tidak hanya berdampak buruk bagi 

pelakunya sendiri akan tetapi juga berdampak buruk bagi orang lain, sebab posisi 

zakat sebagai perintah agama tidak hanya berdimensi etis teologis, tetapi juga 

berdimensi etis sosial ekonomi. 
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Mengenai zakat dan pengelolaan distribusinya, Azhari Akmal Tarigan 

memberikan keterangan sebagai berikut : 

“Realitas yang tidak bisa ditolak bahwa secara sosiologis terdapat 

sekelompok manusia yang hidup serba kekurangan dan pada lain sisi 

terdapat sekelompok manusia yang hidup serba mewah. Di sini diperlukan 

pemikiran rasional bagaimana mengangkat derajat kehidupan orang miskin 

menjadi lebih baik. Dengan demikian, zakat dipahami sebagai realokasi 

sumber-sumber ekonomi. pengelolaan dan penggunaannya harus dilakukan 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat konsumtif dan produktif 

yang maksimal.”
287

 

Yang menarik untuk digaris bawahi dari keterangan di atas adalah manfaat 

zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga bersifat produktif atau dengan 

kata lain tidak hanya bermanfaat secara jangka pendek tetapi juga bermanfaat secara 

jangka panjang. Masdar Farid Mas‟udi dalam salah satu karyanya menjelaskan bahwa 

pendistribusian zakat kepada fakir miskin mencakup
288

 :  

a) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan 

ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas 

b) Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak 

c) Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk 

mengatasi pengangguran 
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d) Pembangunan pemukiman rakyat tuna wisma atau gelandangan 

e) Jaminan hak hidup untuk orang-orang jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang 

tidak memiliki pekerjaan  

f) Pengadaan sarana dan prasan pendidikan dasar sampai tinggi untuk setiap 

warga/rakyat yang membutuhkan 

g) Pengadaan sarana dan prasarana lain yang erat hubungannya dengan usaha 

menyejahterakan rakyat lapisan bawah 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat harus 

dikembangkan dan tidak monoton, sehingga mampu menjadi solusi konkret bagi 

masyarakat yang menghadapi kompleksitas persoalan yang juga konkret, maka 

dibutuhkan kehadiran negara yang dalam hal ini direpresentasikan oleh penguasa 

(pemerintah). 

Menurut Yusuf Qardhawi, tanggung jawab negara dalam pengelolaan zakat 

merupakan perintah agama yang terdapat dalam Al-Qur‟an. perintah tersebut terdapat 

pada surah Al-Taubah (9) ayat 103 : 
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Terjemahnya : 

 “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan  mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”289
 

Mengenai ayat di atas, Yusuf Qardhawi memberikan keterangan sebagai 

berikut : 

“Menurut pendapat mayoritas ulama salaf dan khalaf, yang dimaksud shadaqah 

dalam ayat di atas adalah zakat. Sedangkan obyek bicara yang harus 

malaksanakan perintah pada ayat tersebut adalah Nabi saw dan orang yang 

bertugas menangani kepentingan umat Islam sesudahnya (penguasa).” 
290

 

Selain keterangan di atas, Yusuf Qardhawi juga menuturkan suatu riwayat 

mengenai tindakan Nabi dalam memberikan kebijakan kepada umatnya kaitannya 

dengan usaha mengentaskan kesenjangan ekonomi yang dapat menjadi pelajaran 

khususnya bagi para pemangku kebijakan (pemerintah), riwayat tersebut sebagai 

berikut : 

“Dari Anas bin Malik ra, seorang laki-laki Anshar datang menghadap 

Rasulullah saw (dan meminta-minta). Maka beliau bertanya : Apakah di 

rumahmu ada sesuatu? Dia menjawab : Ya, (di rumah kami) ada Hils 

(semacam alas yang diletakkan di pundak kendaraan atau sebagai tempat 

duduk). Sebagian kami memakainya dan sebagian yang laim kami hampar. 

Dan ada Qa’b (bejana) yang kami jadikan tempat minum. Beliau bersabda : 

Bawa ke sini semua (hils dan qa‟b). laki-lai tersebut membawanya, kemudian 

Rasulullah saw mengambilnya dan bersabda : Siapa yang akan membeli dua 

benda ini? Seorang laki-laki menjawab : saya mau membeli dengan harga satu 

dirham. Beliau bertanya : siapa yang mau membeli lebih dari satu dirham (dua 

atau tiga dirham)? Seorang laki-laki berkata : saya mau membelinya dengan 

dua dirham. Kemudian Rasulullah saw memberikan kedua berang tersebut 
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kepada laki-laki (yang membeli) dan beliau menerima dua dirham. Setelah itu 

menyerahkannya kepada laki-laki Anshar tersebut sambil bersabda : Satu 

dirham gunakan untuk membeli makanan dan berikan kepada keluargamu, 

dan satu dirhamnya gunakan membeli kapak (beliung) kemudian datang lagi 

padaku dengan membawa kapak tersebut. maka rasulullah saw mengikatkan 

sepotong kayu dengan tangannya dan bersabda : Pergi dan carilah kayu bakar 

kemudian juallah. Aku tidak ingin melihatmu selama lima belas hari. Laki-

laki tadi kemudian berangkat mencari kayu kemudian menjualnya. Lalu 

datang lagi menghadap Rasulullah saw dan dia sudah mendapatkan 10 

dirham. Sebagian dipergunakan untuk membeli baju, sebagian lagi untuk 

membeli makanan. Kemudian Rasulullah saw bersabda : Ini, lebih baik 

daripada kamu pergi meminta-minta yang berarti meletakan satu noktah di 

wajahmu pada hari kiamat kelak. Meminta-minta tidak patut dilakukan 

kecuali bagi tiga orang : orang yang sangat miskin, orang yang punya hutang 

yang memberatkan dan memiliki tanggungan membayar diyat (tebusan atas 

pembunuhan).”
291

 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat dengan jelas bagaimana Rasulullah saw 

memberikan contoh mengenai langkah dalam mengarahkan umat dalam upaya 

melawan cengkraman kemiskinan, mulai dari membantu untuk memberikan 

kesempatan atau membuka lapangan kerja, menyadarkan akan potensi diri dan 

mengarahkannya, sebuah strategi pengentasan kemiskinan yang tidak hanya bersifat 

temporal akan tetapi berdampak pada jangka panjang. Dari penuturan riwayat di atas 

pemerintah dapat mengambil pelajaran tentang bagaimana pengelolaan dan 

pendistribusian zakat yang efektif dan efisien. 

Menurut Azhari Akmal Tarigan, langkah pertama yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah untuk pengelolaan zakat secara maksimal adalah dengan cara membentuk 

lembaga resmi zakat, sebagai wadah melakukan konsentrasi pengumpulan zakat 
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(yang merupakan salah satu cara dari rumusan pakar ekonomi islam). Penjelasan 

terkait yang demikian sebagai berikut : 

“Pakar ekonomi Islam telah merumuskan, bagaimana zakat menjadi satu bentuk 

kebijaksanaan ekonomi untuk memberdayakan orang yang tidak mampu. 

Langkah awalnya adalah melakukan konsentrasi pengumpulan zakat (yang 

selama ini pembayarannya langsung kepada orang yang membutuhkan 

(mustahik) sehingga kurang optimal) ke dalam lembaga resmi, seperti 

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). 

Melalui BAZNAS dan LAZ, diharapkan zakat untuk umat islam bisa 

terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi. Dan lembaga inilah mengalir 

kebijakan-kebijakan sehingga zakat bisa disalurkan tidak hanya kepada hal 

yang bersifat konsumtif sesaat, tetapi kegiatan produktif dan memberikan nilai 

tambah. Zakat bisa memberdayakan pengusaha-pengusaha kecil dengan 

suntikan dana (qard al-hasanah), atau yang bersifat peningkatan sumber daya 

manusia melalui pelatihan-pelatihan dan peningkatan kapasitas serta 

pemberian beasiswa dan sebagainya.”
292

 

Selain menyediakan wadah dalam bentuk lembaga resmi pengumpulan zakat 

dengan berbagai fungsi yang telah disebutkan di atas, peran pemerintah selanjutnya 

dalam menjaga kondusifitas pelaksanaan zakat dengan cara membuat undang-undang 

atau aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat. Undang-undang itulah yang 

berfungsi sebagai kekuatan penekan terhadap orang-orang yang memiliki 

kemampuan membayar zakat namun enggan untuk melaksanakannya. Penjelasan 

yang serupa terdapat dalam naskah NDP bab 6, sebagai berikut : 

“Usaha-usaha ke arah perbaikan dalam pembagian rezeki kea rah yang lebih 

merata tetapi harus dijalankan oleh masyarakat. Dalam hal ini zakat dipunguti 

dari orang-orang kaya dalam jumlah presentase tertentu untuk dibagikan 

kepada orang miskin. Zakat dikenakan hanya atas harta yang diperoleh secara 

benar, sah dan halal saja. Sedang harta kekayaan yang haram tidak dikenakan 
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zakat tetapi harus dijadikan pemilikan umum guna manfaat bagi rakyat 

dengan jalan penyitaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebelum penarikan 

zakat dilakukan, terlebih dahulu harus dibentuk suatu masyarakat yang adil 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana penindasan atas manusia 

oleh manusia dihapuskan.”
293

 

Berdasarkan keterangan NDP di atas, dimana zakat mesti “dipunguti”, frasa 

tersebut memiliki konotasi bahwa zakat tidak dapat terdistribusi secara maksimal oleh 

kesadaran individu saja, tetapi mesti ada kekuatan tertentu (dalam hal ini penguaa) 

yang bertugas “memunguti” zakat  orang-orang kaya. Yang menarik dari uraian NDP 

di atas, zakat hanya bisa dikenakan bagi harta yang perolehannya itu sah dan halal, 

dan tidak berlaku bagi harta yang perolehannya dengan cara haram (seperti korupsi). 

Cara yang ditawarkan oleh NDP lebih tegas yaitu penyitaan terhadap harta yang 

dikorupsi untuk digunakan kepentingan umum, atau dengan kata lain hukuman yang 

harus diberikan oleh para koruptor adalah pemiskinan. Persoalannya (dalam konteks 

Indonesia) adalah upaya pengusutan terhadap beberapa kasus korupsi besar belum 

berani dilakukan hingga menyentuh akar-akarnya, hal tersebut karena “korupsi” 

apalagi dalam jumlah yang besar biasanya dilakukan tidak oleh individu semata akan 

tetapi dilakukan secara berkelompok yang biasanya juga melibatkan elit yang 

memiliki kuasa, sehingga hal tersebut berdampak pada upaya pemberantasan korupsi 

yang penuh dengan gimik dan intrik. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa persoalan kemiskinan yang 

penyebabnya sangat kompleks dapat dientaskan melalui cara penyadaran individual 
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dan juga dengan cara kebijakan struktural dalam makna yang luas dan penerapan 

yang fleksibel atau adaptif. Sebab kemiskinan menurut soetrisno ada yang bersifat 

primer dan ada yang bersifat primer. Kemiskinan primer adalah kemiskinan yang 

disebabkan oleh struktur masyarakat yang timpang, kebijaksanaan yang tidak 

memihak kepada rakyat, ataupun tidak adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak 

rakyat. Sedangkan kemiskinan sekunder adalah kemisinan yang disebabkan oleh 

individu, seperti kemalasan, boros, dan perilaku tidak produktif lainnya.
294

  

Dari beberapa uraian mengenai penyimpangan sosial-ekonomi yang 

menyebabkan kemiskinan beserta tawaran untuk mengentaskannya, maka kesimpulan 

yang dapat dipahami adalah keadilan ekonomi jangan lagi dianggap sebagai 

fenomena individual un sich. akan tetapi juga merupakan fenomena sosial, seperti 

yang dijelaskan Budhy Munawar Rahman sebagai berikut : 

“keadilan tidak lagi dapat dipahami hanya bersifat individu atau disebut dengan 

keadilan individual, keadilan seperti ini biasanya menyerahkan pelaksanaan 

keadilan kepada kehendak pribadi masing-masing. Akan tetapi dalam 

kenyataan sosial, keadilan tidak lagi menjadi fenomena pribadi, tetapi telah 

menjadi fenomena sosial. Artinya, pelaksanaan keadilan tidak lagi dapat 

diserahkan kepada individu-individu atau kebaikan-kebaikan individu saja, 

tetapi telah diarahkan dalam menciptakan struktur sosial yang adil. Jika ada 

ketidakadilan, penyebabnya adalah struktur sosial yang tidak adil. Jadi, 

mengusahakan keadilan sosial harus dilakukan dengan memperjuangkan dan 

memperbaiki struktur-struktur sosial yang tidak adil.”
295
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Dari uraian panjang di atas, dapat disimpulkan bahwa cita-cita keadilan sosial 

dan ekonomi bisa terealisasi jika semua pihak (rakyat dan pemerintah) dapat bekerja 

sama dalam menciptakan tatanan stuktur sosial yang adil. Struktur sosial yang adil 

hanya dapat dihasilkan dari kebijakan politik yang baik, dan kebijakan politik yang 

baik adalah  kebijakan yang senantiasa mempertimbangkan kepentingan rakyat 

(bukan kepentingan oligarki). Pada satu sisi rakyat mesti taat kepada kebijakan 

pemerintah selama itu demi kepentingan rakyat sekaligus aktif memberikan kritik 

terhadap kebijakan politik pemerintah yang secara terang menyimpang dari 

kepentingan rakyat (di sinilah value dari ide oposisi dalam sistem demokrasi).  

Sistem demokrasi hanya bisa berjalan secara substansial, tidak sekedar 

prosedural, jika komitmen keseteraan manusia dapat ditegakkan. Kesetaraan manusia 

dapat ditegakkan ketika prinsip hidup bertumpu pada iman yang benar (tunduk 

kepada Tuhan Yang Maha Esa), iman yang benar akan membimbing hati manusia 

dalam mencari kebenaran, tetapi karena kehidupan manusia terikat oleh dimensi 

sejarah (ruang dan waktu) yang kebenarannya pada satu masa dan satu tempat bisa 

berbeda, sehingga dibutuhkan satu perangkat yang bersifat dinamis untuk mencari 

kebenaran di ruang sejarah manusia, perangkat itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi 

selain iman, ilmu pengetahuan juga memiliki peran penting dalam kehidupan 

manusia. 
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C. Pesan Ilmu Pengetahuan 

Telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya mengenai pesan ajaran islam 

tentang kemanusiaan dan keadillan. Pada pembahasan terakhir, akan diuraikan 

penjelasan mengenai urgensi Ilmu pengetahuan dalam prespektif NDP Himpunan 

Mahasiswa Islam. Ilmu pengetahuan menjadi topik yang juga penting dalam ajaran 

Islam karena derajat kemanusiaan dapat ditinggikan oleh Tuhan tidak cukup dengan 

beriman saja tetapi manusia mesti memiliki Ilmu Pengetahuan. Ilmu pengetahuan 

tidak hanya menjadi kunci kebahagiaan manusia di dunia tetapi juga menjadi kunci 

agar manusia dapat memperoleh keselamatan di akhirat. Adapun pembahasan tentang 

ilmu pengetahuan dalam naskah NDP Himpunan Mahasiswa Islam dapat diuraikan 

menjadi beberapa sub pembahasan, yaitu : keutamaan Ilmu pengetahuan, Al-Qur‟an 

dan Ilmu Pengetahuan, ilmu pengetahuan dan cita-cita kemanusiaan  

1. Keutamaan Ilmu Pengetahuan 

 Manusia hidup di dunia mengemban sebuah tanggung jawab sejarah. 

Tanggung jawab sejarah itu merupakan konsekuensi dari status penciptaan manusia 

sebagai khalifah. karena kehidupan sejarah selalu bergerak secara  dinamis, olehnya 

manusia membutuhkan satu alat atau perangkat yang juga dinamis untuk dapat 

melaksanakan tanggung jawab sejarahnya tersebut. Dalam naskah NDP bab 7, 

penjelasan mengenai  alat atau perangkat dinamis yang dimaksud dijelaskan sebagai 

berikut : 
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“Ilmu pengetahuan adalah alat manusia untuk mencari dan menemukan 

kebenaran-kebenaran. Dengan menggunakan kekuatan intelegensinya dan 

dengan dibimbing oleh hati nuraninya, manusia dapat menemukan kebenaran-

kebenaran dalam hidupnya. Sekalipun relatif, namun kebenaran-kebenaran itu 

merupakan tonggak sejarah yang pasti dilalui oleh manusia dalam perjalanan 

menuju Kebenaran Mutlak. Dan keyakinan akan adanya Kebenarran Mutlak 

itu sendiri pada suatu saat dapat dicapai oleh manusia, yaitu ketika mereka 

telah memahami benar seluruh alam dan sejarahnya sendiri. Jadi ilmu 

pengetahuan adalah persyaratan dari amal saleh. Hanya mereka yang 

dibimbing oleh ilmu pengetahuan dapat berjalan di atas kebenaran—ebenaran 

yang menyampaikannya kepada kepatuhan tanpa reserve kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Dengan iman dan kekuasaan ilmu pengetahuan manusia mencapai 

puncak kemanusiaan yang tertinggi.”
296

 

Dari uraian naskah NDP di atas, Ilmu pengetahuan mendapatkan kedudukan 

yang sangat mulia dalam ajaran islam, bahkan iman saja dianggap tidak cukup untuk 

menjadi instrumen  mencapai Kebenaran Mutlak tanpa ditopang ilmu pengetahuan. 

Sehingga semakin jelas bahwa iman dan ilmu pengetahuan harus difungsikan secara 

harmonis dalam kehidupan 

Dalam salah satu karyanya, Yudi Latif menguraikan dengan sangat indah 

sabda Nabi disertai pendapat orang-orang alim mengenai keutamaan dari ilmu 

pengetahuan, uraian tersebut sebagai berikut : 

“Saudaraku, Nabi Muhammad Saw. Bersabda : Iman itu telanjang, 

pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah rasa malu, dan buahnya 

adalah ilmu. Iman tanpa ilmu laksana pohon tiada berbuah. Karena ilmu kata 

Mu‟adz bin Jabal menghidupkan hati dari kebutaan, cahaya mata dari 

kezaliman, dan kekuatan tubuh dari kelemahan. Ditambahkan oleh Fath al-

Maushuli : barangsiapa kehilangan ilmu, hatinya sakit dan biasanya mati. Ia 

tidak menyadarinya karena kesibukan dunia mematikan perasaannya. Jika 

kesibukan itu menampakkan kematian, ia merasakan sakit yang pedih dan 

penyesalan tiada tara. Orang berilmu kata Iman Ali, lebih utama daripada 
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orang berpuasa, mengerjakan shalat malam, dan yang berjihad di jalan Allah. 

Jika seorang alim meninggal, terjadilah lubang dalam islam yang tidak 

tertutupi hingga datang orang alim lain yang menggantikannya.”
297

 

Uraian di atas, menandaskan akan keutamaan dan kemuliaan dari Ilmu 

pengetahuan, bahkan uraian di atas ditutup dengan keterangan akan dampak buruk 

dari kematian seorang alim yang berimbas pada umat lewat simbol “lubang” dari 

Imam Ali, dan lubang tersebut hanya dapat ditutupi kembali bukan oleh ahli ibadah, 

tetapi oleh seorang alim. Olehnya amalan dari seorang ahli ibadah hanya berdampak 

pada ahli ibadah itu sendiri, tetapi amalam dari seorang alim memberi impact bagi 

umat. 

Selain uraian dari Yudi Latif di atas, Kuntowijoyo juga menjelaskan dalam 

salah satu karyanya bahwa selain memerintahkan menuntut ilmu sampai ke negeri 

cina, Nabi Muhammad juga biasa mempekerjakan tawanan perang badar untuk 

mengajari umat islam membaca dan menulis
298

, sehingga tampak jelas bahwa 

kedudukan Ilmu sangat penting dalam Islam, bahkan meski harus mencarinya ke 

tempat-tempat orang non-muslim (yang disimbolkan negeri cina oleh Nabi), 

sebagaimana salah satu tradisi para intelektual muslim yang pernah Berjaya pada 

masa  kepemimpinan dinasti Abbasiyah, untuk menerjemahkan buku-buku filsafat 

yang berbahasa yunani ke dalam bahasa Arab, tanpa menjadi seorang hellenis. 
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2. Al-Qur‟an dan Ilmu Pengetahuan 

Telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya mengenai keutamaan ilmu 

pengetahuan dalam prespektif islam. Karena ilmu pengetahuan menempati 

kedudukan yang penting dalam ajaran islam, maka Al-Qur‟an sebagai kitab suci dan 

pedoman dalam ajaran islam tentunya memiliki keterikatan pula dengan ilmu 

pengetahuan. Keterikatan Al-Qur‟an dan Ilmu pengetahuan itulah yang akan 

mendorong etos semangat mencari kebenaran bagi umat Islam, namun untuk 

memaksimalkan etos semangat tersebut perlu untuk menempatkan hubungan Al-

Qur‟an dan ilmu pengetahuan secara proporsional. 

Penempatan hubungan antara Al-Qur‟an dan ilmu pengetahuan yang 

proporsional akan menyelamatkan umat islam dari pandangan subjektif emosional. 

Mengenai pandangan yang subjektif emosional terhadap relasi Al-Qur‟an dan ilmu 

pengetahuan, menarik untuk memperhatikan keterangan dari Azhari Akmal Tarigan 

sebagai berikut : 

“Banyak ilmuwan muslim yang cenderung berpendapat bahwa Al-Qur‟an 

adalah kitab yang serba lengkap sehingga seluruh persoalan di dunia ini ada 

solusi praktisnya dalam Al-Qur‟an. mereka juga sering menunjukkan 

keagungan dan kehebatan Al-Qur‟an  dengan menyatakan bahwa seluruh ilmu 

pengetahuan telah disebut dan tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur‟an. 

pandangan ini tidak tepat karena memosisikan Al-Qur‟an sebagai justifikasi 

(pembenaran) terhadap teori-teori yang ditemukan.”
299
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Penjelasan dari Azhari Akmal Tarigan di atas, dapat disimpulkan mewakili 

apa yang disebut pandangan subjektif emosional. Umat Islam cenderung 

memosisikan Al-Qur‟an sebagai satu-satunya rujukan final bahkan mutlak untuk 

memperoleh kebenaran, sehingga alpa untuk melakukan pengembangan terhadap isi 

kandungan dalam Al-Qur‟an atau sekedar menempatkan Al-Qur‟an sebagai teks 

bacaan fungsinya menenangkan perasaan namun kering akan makna. memahami Al-

Qur‟an secara tekstual seperti itu juga akan membuat umat islam tidak mampu 

membaca konteks kehidupan secara realistis, sehingga cenderung gagal dalam 

mengejawantahkan pesan agama dalam kehidupan umat. 

M Quraish Shihab memberikan keterangan mengenai relasi Al-Qur‟an dan 

Ilmu pengetahuan, menurut beliau ada tiga hal yang membuat Al-Qur‟an tidak tepat 

disebut sebagai buku ilmu pengetahuan. Pertama, Al-Qur‟an adalah kitab yang sangat 

tidak sistematis, berbeda dengan buku ilmiah yang salah satu syaratnya adalah 

sistematis. Kedua, tidak semua pernyataan Al-Qur‟an kebenarannya dapat diverifikasi 

secara empirik, padahal kebenaran ilmu pengetahuan secara mutlak harus empirik. 

Ketiga, bahasa yang digunakan Al-Qur‟an sangat mujmal (global) dan mengundang 

berbagai bentuk interpretasi
300

. 

Berdasarkan keterangan dari M. Quraish Shihab di atas, dapat dipahami 

bahwa relasi antara Al-Qur‟an dan Ilmu pengetahuan adalah Al-Qur‟an sebagai 
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motivasi bagi manusia untuk memaksimalkan potensi akalnya dalam mendapatkan 

ilmu pengetahuan dan juga sebagai inspirasi akan isyarat-isyarat ilmiah yang 

selanjutnya dapat dikembangkan oleh manusia untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, 

olehnya Al-Qur‟an atau ajaran Islam mengakui apa yang disebut dengan objektifitas 

ilmu pengetahuan. 

Mengenai objektifitas ilmu pengetahuan dalam ajaran islam, Kuntowijoyo 

memberikan keterangan sebagai berikut : 

“Dalam islam ada kategori objektif yang hukumnya mubah (mengerjakan atau 

tidak, tidak berpahala atau pun berdosa). Tarikh Nabi memberitahukan bahwa 

para tawanan perang badar dipekerjakan nabi untuk mengajari orang islam 

membaca dan menulis. Suatu hadis yang menganjurkan orang untuk mencari 

ilmu sampai ke negeri Cina, juga mengisyaratkan bahwa ada hal-hal yang 

objektif. Selain jauh, Cina pada abad ke-7 pastilah termasuk negeri kafir. 

Orang islam juga belajar filsafat dari yunani, birokrasi dari Persia, dan 

matematika dari India. Sekarang pun orang belajar ke Kanada, Amerika, 

Turki, dan Mesir. Tidak ada kewajiban agama yang mengatakan bahwa orang 

harus belajar ke Mekkah atau Madinah. Kewajiban agama hanya belajarnya, 

sedangkan tempatnya tidak ditentukan oleh agama, alias ditentukan 

berdasarkan kriteria objektif.”
301

 

Penjelasan yang sama dari keterangan Kuntowijoyo di atas juga disampaikan 

oleh Cak Nur dalam salah satu karyanya, sebagai berikut : 

“Selain berkreasi, umat islam klasik juga berfungsi sebagai penengah (wasith) 

dan saksi (syahid) keseluruhan umat manusia. Fungsi itu dijalankan dengan 

menerapkan sikap terbuka terhadap peradaban dan ilmu pengetahuan umat-

umat lain. Sikap ini melahirkan sikap-sikap lebih lanjut yang amat mendorong 

perkembangan ilmu dan peradaban, seperti sikap tidak segan mengambil 

sesuatu yang baik dan bermanfaat dari umat lain. Dalam prespektif inilah, bisa 

dipahami sabda-sabda Nabi bahwa hikmah (Ilmu pengetahuan, wisdom) 
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adalah barang hilang kaum beriman, sehingga siapapun dari mereka 

menemukannya, hendaknya ia mengambilnya. Dan hendaknya kita menuntut 

ilmu pengetahuan meskipun harus ke negeri Cina.”
302

 

Berdasarkan dua keterangan di atas (dari Kuntowijoyo dan Cak Nur), dapat 

dipahami bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang menempatkan Ilmu 

Pengetahuan bersifat global atau dapat juga dikatakan sebagai kekayaan 

internasional. Ilmu pengetahuan bukan lagi sebatas kekayaan nasional seperti dalam 

peradaban yunani, india, cina, Persia, tetapi dalam konteks ajaran dan peradan islam 

ilmu pengetahuan tumbuh menjadi kekayaan bersama umat manusia. 

Cak Nur juga memberikan keterangan bahwa alasan mendasar dari fakta 

mengenai sikap terbuka umat islam terhadap Ilmu pengetahuan bertitik tolak dari 

pandangan dunia atau weltanschauung dari islam itu sendiri, keterangan tersebut 

sebagai berikut : 

“penjelasan mendasar atas kenyataan-kenyataan itu (sikap terbuka umat islam) 

terdapat dalam weltanschauung islam, yang memandang bahwa umat manusia 

(anak-cucu Adam) adalah makhluk Tuhan yang ditunjuk untuk menjadi 

khalifah (wali pengganti) baginya di bumi. Dalam Al-Qur‟an diterangkan 

bahwa kelebihan Adam atas para malaikat, sehingga ia berhak dijadikan 

khalifah, ialah bahwa Tuhan memberinya Ilmu pengetahuan dan kemampuan 

mengenai lingkungannya. Dan lingkungan itu ialah seluruh jagat raya (langit 

dan bumi) yang ditegaskan sebagai diciptakan oleh Tuhan untuk kepentingan 

umat manusia.”
303

  

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ajaran islam 

sangat menekankan akan pentingnya Ilmu Pengetahuan bagi manusia, sebagai sarana 
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untuk manusia mampu mengenali lingkungannya agar dapat menjalankan fungsinya 

sebagai khalifah dengan baik. Karena Ilmu pengetahuan merupakan pegangan 

manusia untuk menjalankan tugas ke-khalifah-annya, maka ilmu pengetahuan harus 

diarahkan untuk memberi manfaat bagi sesame hamba atau makhluk Tuhan (manusia 

dan alam semesta), bukan justru sebaliknya. 

3. Ilmu pengetahuan dan kemanusiaan 

Seperti yang telah diuraikan di banyak pembahasan sebelumnya bahwa 

kejahatan kemanusiaan yang paling besar adalah syirik. Disebut sebagai kejahatan 

kemanusiaan paling besar karena syirik berarti mendegradasi kemuliaan manusia 

yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Syirik berarti memosisikan alam semesta lebih 

tinggi derajatnya dari manusia, atau bisa juga menempatkan manusia-manusia 

tertentu lebih tinggi derajatnya dari manusia yang lain (tanpa melihat amal kebajikan 

atau prestasinya) sehingga melahirkan tatanan hidup yang tiranik, despotik, dan 

diktator. Kejahatan syirik biasanya terjadi jika seseorang memandang alam semesta 

ataupun manusia tertentu dengan pendekatan mitos bukan dengan pendekatan Ilmu 

pengetahuan (objektif). 

Agama yang sejatinya merupakan rival dari kejahatan syirik semestinya 

berada pada garda terdepan untuk menghadapi kejahatan tersebut, akan tetapi pada 

faktanya agama justru sering dijadikan sebagai legitimasi dalam perbuatan syirik 

sehingga terjadilah apa yang disebut dengan sinkretisme agama, agama bercampur 
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baur dengan mitos yang justru semakin mengukuhkan perbuatan syirik. Olehnya jika 

agama ingin diposisikan sebagai satu kekuatan yang dapat mengantisipasi kejahatan 

syirik, agama harus ditopang oleh ilmu pengetahuan. 

Namun dalam fakta sejarahnya Agama tidak selalu berhubungan harmonis 

dengan ilmu pengetahuan. Seperti keterangan Cak Nur sebagai berikut : 

“Tidak dapat disangkal bahwa sejarah umat manusia, antara lain memuat bukti-

bukti bahwa hubungan antara kepercayaan atau agama dan ilmu pengetahuan 

tidak selalu harmonis. Antagonisme antara keduanya, sebagaimana diwakili 

oleh masing-masing pendukungnya sempat memengaruhi kehidupan orang 

banyak dalam jangka waktu yang cukup lama.”
304

  

  Jika mengacu pada pejelasan Cak Nur di atas, maka dapat dipahami bahwa 

agama yang bersikap antagonis terhadap ilmu pengetahuan pada masa silam adalah 

agama yang bercampur baur dengan mitos atau agama mitologis. Penganut agama 

mitologis itulah yang membakar perpustakaan iskandaria di mesir yang pada masa 

silam menjadi pusat pengembangan Ilmu pengetahuan, seperti yang diuraian Cak Nur 

sebagai berikut : 

“Carl Sagan, seorang ilmuwan dan astronom terkenal menuturkan bahwa 

sesungguhnya Ilmu pengetahuan telah tampil dengan kukuh sekitar tiga abad 

sebelum sebelum masehi di Iskandaria, Mesir. Sebuah kota yang didirikan 

oleh Iskandar Agung (ia tidak saja menghargai Ilmu dan agama berbagai 

bangsa, malah juga menganjurkan tentaranya untuk kawin dengan wanita-

wanita Persia dan India), kota di Mesir yang dinamakan menurut namanya itu 

segera menjadi pusat pengetahuan umat manusia.”
305

 

                                                           
304

 Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan,  h. 319 
305

 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, h.xxxiii 



208 
 

 

Cak Nur juga memberikan keterangan mengenai penyebab dari pembakaran 

perpustakaan iskandaria oleh penganut agama mitologi yang disebutkan di atas, 

keterangan tersebut sebagai berikut : 

“Siapa yang membakar perpustakaan Iskandaria? Tidak lain ialah orang-orang 

fanatik dari kalangan para penganut agama mitologis, dari kalangan kaum 

Nasrani. Atau agar lebih adil kepada Nabi Isa al-Masih a.s yang “mendirikan” 

agama itu dengan bimbingan Allah sebagai Rasul-Nya, perpustakaan 

Iskandaria dibakar oleh mereka yang menurut istilah Ibn Taimiyah, telah 

mengubah agama al-Masih itu, sehingga penuh dengan dongeng atau mitologi 

dan berwatak tidak ilmiah.”
306

 

Selain melakukan pembakaran atau pemusnahan terhadap perpustakaan yang 

menjadi pusat ilmu pengetahuan (tentu pemusnahan sumber pengetahuan dapat 

dikatakan sebagai kejahatan kemanusiaan, sebab hal demikian berarti melanggengkan 

kebodohan, dan kebodohan merupakan musuh kemanusiaan), kejahatan kemanusiaan 

yang juga dilakukan oleh penganut agama mitologis pada masa silam adalah 

membakar hidup-hidup seorang perempuan cerdas, ahli matematika dan astronomi 

bernama Hyphatia yang dengan lantang menolak paham mitologis pada masa itu. 

Kejahatan tragis yang dilakukan oleh penganut agama mitologis terhadap Hypatia 

diuraikan Cak Nur sebagai berikut : 

“Hypatia berdiri persis di pusat kekuatan sosial yang hebat dan saling 

bertentangan itu. Dan mulailah ia dituduh yang bukan-bukan, ia dicurigai 

karena berkawan dekat dengan gubernur Romawi, tetapi lebih gawat lagi ia 

dituduh oleh Gereja Kristen sebagai wanita yang hendak mempertahankan 

paganism, karena menekuni ilmu pengetahuan. Sebab menurut Sagan lagi, 

Gereja zaman itu menyamakan antara ilmu pengetahuan dan paganism. 

Namun Hypatia tetap bertahan, dan tetap mengajar dan menulis, sampai pada 

                                                           
306

 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, h. xxxv 



209 
 

 

tahun 415, dalam umur 45 tahun, ia dicegat oleh segerombolan kaum fanatik 

kristen dalam perjalanannya menuju ke perpustakaan. Ia diturunkan dari 

kereta kudanya, dibunuh dengan cara mengelupasi dagingnya dari tulangnya, 

kemudian dibakar. Semua miliknya dimusnahkan, karyanya dihancurkan dan 

namanya dilupakan. Tidak lama sesudahnya perpustakaan Iskandaria yang 

hebat itu pun dibakar habis, bersama semua isinya. Dn Cyril, Uskup Agung 

Iskandaria yang memerintahkan itu semua, diberi kehormatan oleh Gereja 

Kristen dengan diangkat sebagai orang suci atau santo (Sagan, hh. 278-

279).”
307

 

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa penolakan atau 

sikap antagonis terhadap ilmu pengetahuan atas nama agama itu terjadi ketika agama 

telah didistorsi oleh cerita-cerita dongeng atau mitologi. karena ilmu pengetahuan 

sangat mengedepankan objektifitas, maka secara otomatis akan menolak pandangan 

yang bersifat mitos. Perlu dipahami bahwa masa silam kegelapan agama yang 

diuraikan oleh Cak Nur di atas, tidak dimaksudkan pada peradaban semua agama, 

terlebih peradan islam, yang telah diuraikan juga di atas bahwa peradan manusia yang 

pertama kali bersikap terbuka terhadap kekayaan ilmu pengtahuan adalah peradaban 

islam.  

Islam sangat mengedepankan sikap objektif dalam memandang alam semesta. 

Hal ini bertitik tolak dari doktrin ajaran islam bahwa alam semesta telah ditundukkan 

oleh Tuhan bagi manusia dengan menetapkan hukum-hukum kepastian pada alam 

semesta yang disebut dengan sunnatullah. Adapun sifat sunnatullah menurut 

Imaduddin Abdurrahim ada tiga, yaitu exact (pasti), immutable (tetap), dan 
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objektif.
308

 Ketiga sifat yang telah Tuhan tetapkan terhadap alam semesta bertujuan 

untuk memudahkan manusia dalam menguak misteri alam semesta sehingga tidak 

terjebak pada sikap memitoskan alam semesta, karena memitoskan alam semesta 

sama saja dengan menempatkan derajat alam semesta lebih tinggi dari manusia, dan 

itu tentunya bertentangan dengan ajaran islam. Oleh karenanya agama termasuk islam 

harus mengintegrsikan ajarannya dengan ilmu pengetahuan khususnya sains untuk 

menangkal perilaku syirik dari manusia. 

 Dari beberapa urian di atas, menarik untuk mempertimbangkan gagasan yang 

dikemukakan oleh Ian G. Barbour dalam karyanya mengenai relasi agama dan sains. 

Ian G Barbour membagi relasi agama dan sains menjadi 4 tipologi yaitu relasi 

konflik, relasi independensi, relasi dialog dan yang terakhir relasi integrasi.
309

  

Jika mengacu pada 4 tipologi yang disampaikan oleh Barbour kemudian 

berbicara mengenai prospek ke depan khususnya bagi umat islam, relasi konflik dan 

independensi sepertinya tidak sama sekali memberikan kontribusi karena relasi 

konflik hanya mengulang sejarah dari perseteruan antara penganut agama mitologis 

dan ilmuwan, sedangkan relasi independensi hanya menempatkan sains dan agama 

pada ruang masing-masing sehingga tidak terjadi suatu bentuk konektivitas antara ke 

duanya. Sedangkan relasi dialog dan integrasi memiliki prospek masa depan yang 
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baik, karena pada relasi dialog upaya untuk membandingkan metode antara agama 

dan sains akan menunjukkan perbedaan dan persamaan. Menurut Barbour dialog akan 

terjadi ketika sains menyentuh persoalan  di luar wilayahnya (misalnya kenapa alam 

semesta serba teratur dan mudah dipahami).
310

 Adapun relasi integrasi antara sains 

dan agama terjadi pada kalangan yang mencoba mencari common denominator (titik 

temu) antara ke duanya, dan upaya semakin dapat semakin meneguhkan keimanan 

seorang, karena dapat memproduksi keterangan-keterangan ilmiah mengenai konsep 

ketuhanan sebagaimana yang terjadi dalam natural theology dikenal suatu tradisi 

panjang perihal pembuktian ilmiah akan keberadaan Tuhan. 

Relasi dialog dan integrasi antara agama sains mesti disosialisasika bahkan 

dikampanyekan dalam peradaban islam dewasa ini, karena peradaban kemajuan sains 

dan tekhnologi yang pernah terjadi pada masa kejayaan peradaban islam selama 6 

abad (abad ke 7-13), kini diambil alih oleh peradaban barat (non-islam), hal itu sesuai 

dengan pengakuan Mohammad Abdus Salam, yang dikutip oleh Azhari Akmal 

Tarigan sebagai berikut : 

“Mohammed Abdus Salam, sarjana muslim yang berhasil mendapatkan hadiah 

Nobel, menyatakan tidak diragukan lagi bahwa dari seluruh peradaban di 

planet ini, sains menempati posisi paling lemah di dunia islam. Tidak terlalu 

berlebihan jika dikatakan bahwa kelemahan ini berbahaya karena 

kelangsungan hidup suatu masyarakat pada abad ini secara langsung 

bergantung pada penguasaannya atas sains dan teknologi. Menurut Abdus 

Salam, dominasi ortodoksi agama dan semangat intoleransi yang menguat 

dalam masyarakat islam merupakan faktor utama penyebab musnahnya 

lembaga ilmu pengetahuan yang pernah jaya dalam islam. Padahal, sains 
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hanya hidup apabila terdapat praktisi yang memadai berupa suatu komunitas 

yang dapat bekerja dengan tenang, didukung oleh infrastruktur eksperimental 

dan pustaka yang lengkap dan memiliki kemampuan untuk saling memberi 

kritik secara terbuka kepada tiap-tiap bidang. Sayangnya, kondisi-kondisi ini 

tidak terpenuhi dalam masyarakat islam sekarang.”
311

 

Berdasarkan uraian dari Abdus Salam di atas, maka langkah yang harus 

ditempuh umat islam adalah mengembalikan sekaligus meningkatkan etos dan etis 

intelektual muslim. Etos intelektual muslim adalah semangat yang tinggi dalam 

memperoleh dan mengembngkan ilmu pengetahuan sedangkan sikap etis intelektual 

muslim adalah sikap terbuka terhadap khazanah kekayaan ilmu pengetahuan dari 

berbagai peradaban. Peningkatan etos dan etis intelektual muslim hanya dapat 

terwujud bila ditopang oleh sistem pendidikan yang baik (termasuk sarana 

infrastruktur), olehnya hal demikian mesti menjadi perhatian oleh para pemimpin 

negara-negara muslim termasuk Indonesia (sebagai negara mayoritas muslim di 

dunia) agar mampu memberi perhatian yang lebih terhadap kebijakan pendidikannya. 

Jika uraian sebelumnya menekankan akan keharusan agama (islam) untuk 

menjalin integrasi dengan sains atau ilmu-ilmu alam untuk dapat mendekati alam 

semesta dengan pandangan objektif (berdasarkan sunnatullah), maka yang harus 

menjadi perhatian umat islam selanjutnya adalah hukum sunnatullah yang mengatur 

sejarah dan masyarakat. Hal itu sebagai konsekuensi dari tugas khalifah yang 

diemban oleh manusia. Olehnya menarik untuk memperhatikan pesan dalam naskah 

NDP Himpunan Mahasiswa Islam pada bab 7, sebagai berikut : 
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“Ilmu pengetahuan ialah pengertian yang dipunyai oleh manusia secara benar 

tentang dunia sekitarnya dan dirinya sendiri. Hubungan yang benar antara 

manusia dan alam sekelilingnya ialah hubungan penguasaan dan pengarahan. 

Manusia harus menguasai alam dan masyarakat guna dapat mengarahkannya 

pada yang lebih baik. Penguasaan dan kemudian pengarahan itu tidak 

mungkin dilaksanakan. Tanpa pengetahuan tentang hukum-hukumnya yang 

tetap (sunnatullah). Manusia harus memahami alam dengan hukum-hukum 

yang berlaku agar dapat menguasai dan menggunakannya bagi kemanusiaan. 

Sebab alam tersedia bagi umat manusia bagi kepentingan pertumbuhan 

kemanusiaan. Hal itu tidak dapat dilakukan, kecuali dengan mengarahkan 

kemampuan intelektualitas atau rasionya. Demikian pula manusia harus 

memahami sejarah dengan hukum-hukum yang tetap. Hukum sejarah yang 

tetap (sunnatullah untuk sejarah) yaitu pada garis besarnya ialah bahwa 

manusia akan menemui kejayaan jika setia kepada kemanusiaan fitrinya dan 

menemui kehancuran jika menyimpang dari padanya dengan menuruti nafsu. 

Tetapi cara-cara perbaikan hidup sehingga terus menerus maju ke arah yang 

lebih baik sesuai dengan fitrah adalah masalah pengalaman. Pengalaman ini 

harus ditarik dari masa lampau, untuk dapat mengerti masa sekarang dan 

memperhitungkan masa yang akan datang. Menguasai dan mengarahkan 

masyarakat ialah mengganti kaidah-kaidah umumnya dan membimbingnya ke 

arah kemajuan dan kebaikan.”
312

    

Dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa manusia hanya dapat setia terhadap fitrahnya ketika berpegang 

teguh terhadap prinsip tauhid atau mengesakan Tuhan. Paham ketauhidan yang benar 

akan menyelamatkan manusia dari sikap memitoskan alam semesta ataupun 

memitoskan sesama manusia. Dengan begitu manusia yang bertauhid adalah manusia 

yang senantiasa berupaya untuk mencari dan menemukan kebenaran terus menerus, 

alam semesta telah ditundukkan Tuhan dengan sunnatullah (hukum ketetapan) untuk 

kepentingan manusia. Olehnya sunnatullah pada alam semesta harus terus 

diupayakan untuk diungkap, tentunya oleh perangkat ilmu pengetahuan. Kehidupan 

sejarah dan masyarakat juga dapat diketahui melalui sunnatullah yaitu masyarakat 
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yang hidup melenceng dari fitrah kebaikan pasti akan menuai kehancuran dan 

kebinasaan dari panggung sejarah peradaban manusia. Dengan mengetahui 

sunnatullah pada alam semesta dan kehidupan sejarah manusia, manusia akan mampu 

mengarahkan dirinya secara pribadi dan juga masyarakat ke arah hidup yang lebih 

baik, yang demikian merupakan sesuai tupoksi manusia sebagai abid dan khalifah. 

Dengan demikian sangatlah relevan inti atau kesimpulan dari NDP Himpunan 

Mahasiswa Islam, bahwa tugas manusia sangatlah sederhana yaitu iman,ilmu dan 

amal.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pesan-Pesan 

Dakwah Dalam Naskah Nilai Dasar Perjuangan (NDP) Himpunan Mahasiswa Islam 

(Studi Pengorganisasian Pesan) maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Konstruksi pemikiran Nurcholish Madjid dalam naskah Nilai-Nilai Dasar 

Perjuangan (NDP) Himpunan Mahasiswa Islam adalah gagasan mengenai Islam dan 

keindonesiaan, dan juga Islam dan inklusifitas. Konstruksi gagasan Islam dan 

keindonesiaan dalam naskah NDP dapat dilihat dari 3 faktor yaitu periodisasi 

pemikiran keislaman Cak Nur, alasan dirumuskannya NDP, dan kesimpulan 

perjalanan Cak Nur di Timur Tengah. Sedangkan konstruksi gagasan Islam dan 

inklusifitas dalam naskah NDP dapat dilihat dari 3 faktor yaitu dinamika perumusan 

naskah NDP, prototipe kader yang diharapkan terbentuk dari NDP dan alasan Cak 

Nur tidak memasukkan unsur syari‟ah dalam naskah NDP Himpunan Mahasiswa 

Islam 

2. Pengorganisasian pesan dakwah dalam naskah Nilai-Nilai Dasar Perjuangan 

(NDP) Himpunan Mahasiswa Islam yaitu diawali dengan pesan akidah yang 

menekankan pentingnya berkepercayaan yang benar bagi manusia sebagai sebuah 
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sandaran nilai dalam hidup, setelah menguraikan pesan akidah, diuraikan pesan 

akhlak yang menekankan poin kemanusiaan dan keadilan, pembahasan kemanusiaan 

menguraikan tentang jati diri seorang manusia dan pembahasan keadilan 

menguraikan tentang tugas yang mesti diemban oleh manusia setelah mengetahui jati 

dirinya. Adapun uraian pesan dakwah dalam naskah NDP itu ditutup dengan pesan 

ilmu pengetahuan yang menekankan pentingnya kedudukan ilmu pengetahuan dalam 

Islam sebagai syarat untuk menyempurnakan iman manusia agar dapat memperoleh 

kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. 

B. Implikasi Penelitian 

 Adapun implikasi yang dapat diberikan berdasarkan penelitian mengenai 

Pesan-Pesan Dakwah Dalam Naskah Nilai Dasar Perjuangan (NDP) Himpunan 

Mahasiswa Islam adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi kader-kader HMI untuk 

mengetahui konstruksi pemikiran Nurcholish Madjid dalam Naskah NDP HMI 

2. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi kader-kader HMI untuk 

mengetahui bagaimana pengorganisasian pesan dakwah dalam Naskah NDP HMI 
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