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(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak 
Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan 
pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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KATA PENGANTAR 
KEPALA BPIP RI 

 
 
Assala’mualaikum Warahmatuhlahi Wabarakatuh 
Salam Sejatera Untuk Kita Semua 
Om Suwastiastu 
Namo Budhaya 
Salam Kebajikan 
Rahayu-Rahayu Rahayu 
Salam Pancasila ! 
 

Menyambut terbitnya buku Prosiding Studi dan Relasi Lintas Agama Berparadigma 
(SIGMA) Pancasila ini seakan melihat sebuah harapan yang terpampang di depan. Begitu 
banyak alur, pandangan dan pikiran bernas dari semua perwakilan agama muncul dari 
rangkaian proses dialog ilmiah yang dimulai dari sebuah simposium nasional. Dari aktualitas 
rangkaian proses lahirnya buku ini serta dinamika yang ikut mengiringinya, Badan 
Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merasa yakin bahwa ada harapan besar yang dimiliki 
dan sejatinya harus disyukuri terkait keselarasan hidup berdampingan antar para pemeluk 
agama di bumi nusantara. Untuk itu pada kesempatan yang pertama dan terutama, marilah 
kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah 
serta inayah-Nya buku prosiding ini terbit. 

Terkait buku ini, hal yang menarik untuk kian diperdalam pada perkembangan studi 
dan relasi antaragama ke depan berkaitan dengan pemahaman dan penafsiran teologi dan 
keimanan seseorang, kelompok dan masyarakat. Pemahaman dimaksud bukan saja sebatas 
hak setiap pribadi sebagai pemeluk, tetapi setingkat di atas itu bagaimana membawanya 
kepada realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia yang sangat 
majemuk, baik secara etnis, ras, bahasa, budaya, suku maupun agama. Pembentukan akhlak 
manusia Indonesia, terkhusus generasi penerus, tidak akan mencapai tujuan yang mulia jika 
pendekatan pola pendidikan dan pengajaran hanya berada satu sudut pandang saja. Masa 
depan Indonesia harus diisi dengan kontribusi pewaris-pewaris bangsa yang bisa melihat 
perbedaan yang ada sebagai rahmat dan keharusan guna mencapai keharmonisan yang sejati. 

Pembelajaran agama, baik aspek akidah maupun sebagai proses penguatan kognisi 
pengetahuan agama di setiap jenjang pendidikan, tidak ditujukan hanya untuk mempelajari 
agama sendiri, tetapi juga mengapresiasi agama lain yang hidup dan berkembang di alam 
nusantara. Benih-benih fundamentalis, dan bahkan radikalis, muncul sebagai akibat kebiasaan 
mempelajari hanya agama yang dianut. Ini merupakan salah satu penyebab utama bagi 
terjadinya insiden penghakiman terhadap pengikut agama dan kepercayaan, tradisi lain yang 
berbeda dan menihilkan ruang pemahaman terhadap orang atau kelompok lain. Yang 
kemudian tampak adalah perkara epistemologis karena terkait dengan tafsir atas teks Kitab 
Suci yang diklaim sebagai kebenaran. Persoalan yang menjadi masalah bukan teks Kitab 
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Suci-nya, melainkan tafsir atas teks itu. Lebih dari itu, yang juga penting adalah bagaimana 
membangun pemahaman diri tentang agama atau kelompoknya, beririsan dengan apresiasi 
terhadap kelompok lain, tentang dunia dan tentunya tentang manusia. Pemahaman dasar 
tentang manusia menjadi penting karena akan terkait dengan bagaimana bersikap dan 
memperlakukan orang lain yang berbeda pandangan 

Dalam kesempatan ini pula saya menyampaikan terimakasih kepada Bapak Wisnu 
Bawa Tenaya, Andreas A. Yewangoe, Fauzul Iman, M. Amin Abdullah, Franz Magnis-
Suseno, Romo Antonius Benny Susetyo, Lia Kian, Iman Hasiholan Sirait, Adji Samekto, 
Muhammad Sabri, Partono Nyanasuryanadi, Budi Santoso Tanuwibowo, Hari, M. Arskal 
Salim, Martin Lukito Sinaga, Kristan, Ibu Ni Wayan Pujiastuti, Aris Heru Utomo, I Made 
Priana, Suhadi Sendjaja, Al. Andang L. Binawan, Budhy Munawar-Rachman, Pontus Sitorus, 
Parlin Simamora, Putu Ronny Angga Mahendra, Mahnan Marbawi, Ahmad Muttaqin, 
Masroer Ch Jb dan Bapak Steve Gaspersz sebagai penulis dan semua yang terlibat secara 
langsung dalam rangkaian proses lahirnya buku Prosiding SIGMA Pancasila. 

Besar harapan kami buku yang diangkat dari makalah-makalah yang sangat akademik 
ini dapat menjadi pegangan bersama bagi setiap penggiat nilai-nilai Pancasila dalam setiap 
rangkaian proses pembinaan ideologi Pancasila, khususnya dalam membangun dan 
mengembangkan relasi agama, baik internal maupun eksternal. Semoga niat baik kita ini 
diridoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selamat membaca! 
 

Jakarta, 30 Desember 2020 
 
 
 

Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D 
Kepala BPIP - RI 
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SAMBUTAN WAKIL PRESIDEN 
 REPUBLIK INDONESIA 

Assalamualaikum Waromatullahi Wabarokatuh 

Bismilahirohmanirohim 

Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia ke-5 selaku Ketua Dewan Pengarah Badan 
Pembinaan Ideologi Pancasila  

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berserta jajaran 

Rektor Universitas Islam Negeri Sulta Maulana Hasanudin beserta seluruh jajaran civitas 
akademika Universitas Islam Negeri Sulta Maulana Hasanudin  

Para rektor dan ketua Perguruan Tinggi keagaman negeri  

Para kepala staf studi Pancasila se Indonesia 

Para tokoh lintas agama, para peserta simposium nasional  

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas 
limpahan berkah dan rahmatnya bagi kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul 
ditempat ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. 

Saya mengapresiasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang telah 
mengundang saya untuk membuka acara pada Simposium Nasional ini tentang Studi dan 
Relasi Lintas Agama Berparadigma Pancasila bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri 
(UIN) Sultan Maulana Hasanuddin, Serang-Banten. 

Saya merasa gembira dengan tema ini, karena simposium ini berarti akan membahas 
tentang hubungan Pancasila dan Agama yang keduanya tidak bisa dipisahkan, karena sila 
pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Simposium Nasional “Studi dan Relasi Lintas Agama Berparadigma Pancasila 
“diharapkan dapat memperkuat Pancasila sebagai paradigma dalam studi agama-agama di 
Indonesia. 

Dengan mengangkat topik: “Strategi Membangun Indonesia yang Inklusif, Toleran, dan 
Moderat” diharapkan rumusan materi yang dihasilkan melalui simposium ini dapat menjadi 
referensi ilmiah bagi BPIP bersama dengan segenap pemangku kepentingan lain untuk 
membangun sebuah model nasional pengembangan studi dan relasi lintas agama di Indonesia 
yang berparadigma pada Pancasila hal ini satu ikhtiar yang diperlukan demi mewujudkan 
Pancasila sebagai paradigma Pancasila ilmu pengetahuan di Indonesia dan sekaligus 
menjawab tantangan fenomena radikalisme agama, intoleransi, dan ideologi transnasional 
yang terjadi disebagian masyarakat. 

Studi dan relasi lintas agama yang berparadigma Pancasila merupakan aspek penting 
bagi bangsa kita agar bangsa Indonesia mempunyai pijakan yang kokoh secara keilmuan 
dalam memperkuat dan mengembangkan hubungan antar agama yang berparadigma 
Pancasila. 

Oleh karena itu, persepsi, pandangan, dan paham keagamaan yang tidak sesuai dengan 
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk paham radikalisme, sikap intoleran 
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dapat dicegah sedini mungkin sehingga dapat terwujud harmoni dan kerukunan umat 
beragama para pendiri bangsa telah merumuskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara 
serta merumuskan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, yang terus dipertahankan sebagai 
konsensus nasional. Meski telah dilakukan perubahan UUD dari waktu ke waktu, bangsa 
Indonesia tetap bersepakat menjadikan Pancasila dan ideologi negara dengan rumusan yang 
ada sekarang ini yakni rumusan yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Hal ini menjadi bukti 
yang kuat bahwa Pancasila adalah titik temu (kalimatun sawa’) bagi agama, suku, ras dan 
golongan yang beragam di Indonesia. 

Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia yang 
masjemuk sebagai hasil kesepakatan dari para peneliti bangsa (dalam bahasa Arab 
kesepakatan itu disebut al mitsaq). Pancasila telah menjadi konsensus nasional (al mitsaq al 
watani) dari semua golongan masyarakat Indonesia bagi umat Islam al mitsaq al watani 
mempunyai landasan keagamaan yang kuat pada sejarah terjadinya kesepakatan Nabi 
Muhammad SAW dengan kelompok-kelompok non muslim di Madinah yang kemudian 
disebut dengan Mitsaqul Madinah (populer disebut Piagam Madinah). 

Dalam Alquran juga ditegaskan bahwa, “Apabila di antara kamu (umat Islam) dan 
sesuatu kaum (non Muslim) telah terjadi kesepakatan maka harus salang menjadi kesepakatan 
tersebut QS. Annisa 92. 

Oleh karena itu, Pancasila sudah menjadi kesepakatan, maka Pancasila tidak boleh 
diganti dengan ideologi lain. Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) tidak boleh diganti dengan sistem lain karena upaya pergantian tersebut berarti 
menyalahi kesepakatan nasional (mukhalafatul mitsaq). 

Dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 
kita mencatat banyak pihak yang berupaya mempertentangkan antara Pancasila dengan ajaran 
agama. Sampai saat ini pun upaya-upaya seperti itu masih terus terjadi. 

Saya berkeyakinan insya Allah upaya-upaya tersebut tidak akan pernah berhasil. Karena 
pertama, Pancasila tidak bertentangan dengan agama dan nilai-nilai yagn terkandung 
didalamnya merupakan turunan dari ajaran agama. Kedua, Pancasila sudah menjadi 
kesepakatan nasional. 

Orang yang masih mempertentangkan antara Pancasila dan agama adalah termasuk yang 
mis-persepsi. Bisa saja mis-persepsi dari pemahaman agamanya atau daria pemahaman 
Pancasilanya. Untuk menjaga agar Pancasila tetap dipahami secara komprehensif maka 
tidadk boleh dipahami secara parsial antara satu sila dengan sila lain. Dan diperlukan 
pemahaman Pancasila secara utuh sebagaimana dirumuskan dan dipahami oleh para pendiri 
bangsa. 

Dengan pemahaman yang utuh seperti itu, berarti Pancasila tidak boleh didorong yang 
menyimpang seperti sekularisme, liberalisme, atau komunisme. Disisi lain, agama juga 
seharusnya dipahami secara moderat dengan tanpa mengorbankan ajaran-ajaran dasar agama, 
dan sebaliknya, bukan pemahaman yang bersifat radikal, ekstrem,  ataupun liberal.  

Pancasila mengandung nilai-nilai yang kuat untuk menjaga kerukunan bermasyarakat 
dan kehidupan umat beragama. Selama ini Pancasila sudah terbukti mampu menjaga 
kerukunan seluruh bangsa sehingga tercipta integrasi nasional. Namun dalam perkembangan 
masyarakat yang sangat dinamis termasuk dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan 
masyarakat dunia uncul pemahaman dan sikap keagamaan yang bisa mengancam kerukunan 
dan integrasi bangsa. Oleh karena itu, kita harus mampu menangkal berkembangnya paham-
paham yang mengancam Pancasila dan persatuan nasional. 

Padahal persatuan nasional merupakan prasyarat bagi terwujudnya stabilitas nasional 
sementara stabilitas nasional merupakan pra-syarat bagi kelancaran dan keberhasilan 
pembangunan nasional. Untuk mewujudkan integrasi nasional ini diperlukan kehidupan yang 
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rukun dan harmonis antar umat beragama antar umat beragama baik dalam konteks kehidupan 
sosial maupun kehidupan politik. Upaya-upaya itu perlu terus dilakukan, terutama melalui 
empat bingkai kerukunan. Pertama adalah bingkai politis (politik kebangsaan) yakni 
penguatan kerukunan dan pencegahan konflik melalui penguatan wawasan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara meliputi tiga konsensus, yakni (1) NKRI dengan semboyan 
“bhineka tunggal ika”, (2) Pancasila sebagai dasar negara, (3) UUD 1945. Tiga konsensus ini 
seharusnya menjadi acuan serta wawasan/oriental bangsa Indonesia baik secara pribadi 
maupun kelompok, organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan, terutama aparatur 
negara dalam mengambil setiap kebijakan. 

Kedua adalah bingkai teologis, yakni penguatan kerukunan dan pencegahan konflik 
melalui pengembangan “teologi kerukunan” sebagai acuan dalam hubungan antar umat 
beragama, antar-warga negara, dan antar-manusia secara keseluruhan. Teologi kerukunan ini 
juga mengandung arti pemahaman keagamaan yang tidak mengarah pada konflik dan 
kekerasan yang bisa disebut sebagai “teologi konflik”. Semua agama yang ada di Indonesia 
mengajarkan kebaikan dan kedamaian hidup manusia serta saling mengharmati di antara 
sesama manusia. Buddha mengajarkan kesederhanaan. Hindu mengajarkan tatwan asi (tepo 
seliro). Kristen mengajarkan cinta kasih . Khonghucu mengajarkan kebijaksanaan dan Islam 
mengajarkan kasih sayang bagi seluruh alam (rahmatan lil’alamin). Khusus untuk Islam 
hubungan antar kelompok agama juga didasarkan pada konsep mu’ahadah atau muwatsaqah 
yang berarti ada perjanjian antar kelompok-kelompok masyarakat untuk membangun 
kehidupan yang damai dan rukun. 

Untuk pengutan teologi kerukunan tersebut, agama semestinya tidak dijadikan sebagai 
faktor pemecah belas (disintegratif) tetapi menjadi faktor pemersatu (integratif) dalam 
kehidupan bermasyarakat dan sejalan dengan hal itu, agama semestinya tidak dipahami secara 
eksklusif dan ekstrim melalinkan dipahami dengan memperhatikan pula konteks dan kondisi 
obyektif bangsa Indonesia yang majemuk (multi-kultural, multi-agama, dan multi etnis). 

Ketiga, adalah bingkai sosiologis (sosio-kultural), yakni penguatan kerukunan dan 
pencegahan konflik melalui penguatan budaya kearifan lokal. Hal ini sangat memungkinkan 
karena setiap daerah atau suku memiliki nilai-nilai budaya yang dianggap sebagai kearifan 
lokal (local wisdom). Misalnya, di Masyarakat Batak dikenal dalihan na tolu, yang berfungsi 
merekatkan masyrakat walupun berbeda agama dan etnis. Di Masyarakat Jawa dikenal 
dengan gotong royong dan tepo seliro sebagai sikap menjaga hubungan baik dalam segala 
bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat. Di Masyarakat Dayak terdapat rumah batang, 
yakni rumah panjang yang dihuni berbagai anggota keluarga tetap hidup damai dilandasi 
kasih sayang, dan rasa persaudaraan. Sedangkan di Masyarakat Bugis dikenal sipakalebbi dan 
sipakatau yang berarti saling menghormati dan menghargai, dan di masyarakat Ambon 
dikenal pela gandong yang berarti kerukunan dan persaudaraan sekandung sedarah sejati 
antar manusia yang hidup di Ambon. 

Keempat adalah bingkai yuridis, yakni penguatan kerukunan dan pencegahan konflik 
melalui penguatan regulasi tentang kehidupan beragama secara komprehensif dan terintegrasi 
baik dalam bentuk Undang-Undang maupun peraturan hukum dibawahnya. Dan tidak kalah 
pentingnya adalah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, 
dengan memprosesnya ke pengadilan. Namun dalam kasus-kasus tertentu persoalan-
persoalan hukum ini bisa lebih baik diselesaikan melalui mediasi dan rekonsiliasi. Dengan 
konteks ini, peran mediasi sangat penting seperti yang dilakukan oleh Forum Kerukunan 
Umat Beragama (FKUB) selama ini . Forum ini menjadi media yang sangat efektif untuk 
membangun kerukunan dan sekaligus menyelesaikan perselisihan, ketegangan, atau konflik 
berlatar belakang agama.  
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Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya sebagai orang yang pernah menjadi salah satu 
anggota Dewan Pengarah BPIP ingin menyampaikan harapan besar agar BPIP ini bisa 
mengambil peran yang lebih besar dalam rangka implementasi Pancasila baik dibidang 
politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. 

Sekali lagi saya menyampaikan juga apresiasi kepada seluruh jajaran Badan Pembinaan 
Ideologi Pancasila (BPIP) dan civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan 
Maulana Hasanuddin atas penyelenggaraan simposium ini.  

Semoga Allah SWT meridoi semua ikhtiar kita lakukan  
Wallahul mauwaffiq ila aqwamith thariq 
Wassalamu’alaikum waromatullah wabarokatuh. 

Wakil Presiden Republik Indonesia

Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin 
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Sekapur Sirih 

Agama, Pancasila, dan  
Masa Depan Studi Lintas Iman di Indonesia 
Muhammad Sabri 
Direktur Pengkajian Materi BPIP RI 

Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing 
orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Hendaknya negara 

Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya 
dengan cara leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan

secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme agama”.
Dan hendaknya negara Indonesia satu negara ber-Tuhan. (...)

bahwa prinsip kelima dari pada negara kita, ialah Ketuhanan yang 
berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat 

menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara 
menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka

berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
(Soekarno, 1 Juni 1945) 

Agama adalah cahaya bagi bangsa Indonesia melalui Pancasila. Hal itu menjadi 
mungkin karena sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 

(KH Abdurrahman Wahid) 

dakah yang keliru, ketika Yang Maha Kudus diandaikan hadir sebagai tidak semata 
“Logos,” yang mengalir lirih dari senyap-sunyi ke bunyi, bunyi ke aksara, dari aksara 
menyusur pada sebatang anak sungai literasi yang beku, lalu dikukuhkan dalam 

Kitab? Demikianlah, tradisi nubuat adalah kisah yang aneka: amsalkan warna—
menggelombang  pekat dengan tempias prisma—tapi  bersumbu pada Cahaya Tunggal. 

Dan, agama selalu saja bermula pada Yang Maha Lain, yang numinous, yang dalam 
selarik gagas permenungan Rudolf Otto dibilangkan sebagai misterium tremendum 
fascinosum. Misterium, sebab Dia merengkuh gelap-terang yang saling bertukar-tangkap. 
Tremendum karena Dia hadir sebagai sengatan kejut-getir yang dahsyat. Fascinosum sebab 
Dia membersitkan pesona rindu tak tercakapkan. Setiap kebenaran yang hadir dalam sejarah, 
memperlihatkan momen terpuncak, tapi unik: Buddha di bawah Pohon Bodh Gaya, Ibrahim 
dalam Jilatan Api, Musa di Lembah Thuwa, Yesus Kristus di atas Bukit, dan Muhammad 
s.a.w. di Gua Hira.

Siddharta Gautama—dari  Zaman Aksial yang jauh—memulai pencarian dengan 
langkah pasti: pergi dalam diam, berangkat tanpa pamit, meninggalkan istana dan kemewahan 
hidup, memenuhi panggilan nibbana. Ia menuju ke pusat “diri-autentik” yang sejauh ini 

A 
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terbekuk semu. Pencarian pada sebilah eksistensi, “yang tidak bergantung pada yang lain, 
bercacat, dan nisbi.” Sesuatu yang tak dilipat kefanaan. Atau dalam pendakuan Siddharta 
sendiri, “tidak lahir dalam cara yang lumrah: tidak pernah diciptakan, juga tidak baharu.” Dan 
Sang Buddha menemukan puncak-terdalam, sunyata. 

Kisah Pencarian tidak berakhir pada Sang Buddha. Ibrahim juga ‘mengelana’ 
menyingkap rahasia Tuhan dalam hanif.  Ia, yang tengah disuluh pengetahuan yang bersilang 
dari kaumnya, menggaris jalan baru untuk arus keyakinannya yang sublim. Konstruksi Tuhan, 
yang sejauh ini dililit simulakrum dan imperium tanda, dilumatkan: berhala yang tersusun 
rapi dalam kuil umatnya, dihancurkan. Matahari, gemintang, dan bulan pun ditampik. Yang 
berlangsung di sana sejatinya tidak semata penghancuran liat benda-benda dan pengingkaran 
semesta-tanda, tapi juga mengguyahkan “iman” umatnya yang sejauh ini tersimpan rapi 
dalam pualam dingin. Sebab itu, Ibrahim ditangkap, diikat lalu dilempar ke dalam unggun 
penuh bara. Tapi dalam tragedi itulah, Tuhan jadi perihal yang tak tertampik. Tuhan yang 
diwartakan Ibrahim, justru Hadir  dalam Lidah Api yang menjilat. Namun api itu mengingkari 
qadarnya. Ia tak membakar. Ia takluk. Dan dalam kaji de Saussure, api itu adalah “signifier” 
bahwa “Tuhan hadir bersama Ibrahim” (Q.s. 21:69). 

Tapi manusia memang tak pupus dirundung tragedi. Tuhan pun tak menampakkan 
“wajah-Nya” di hadapan Musa yang terkepung oleh kabut asap, yang lahir dari nyala cahaya 
api. Serumpun rimbun pun benderang, tapi tak terbakar. Seketika Musa, dengan kaki yang 
berkasut berhenti. Ia tak diperkenankan. Dan bukit Sinai berguncang. Sebilah suara kudus 
mengalir lirih: “Wahai Musa! Aku ini adalah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua kasutmu. 
Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Thuwa. Dan Aku telah memilihmu, maka 
dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya Aku ini adalah Allah. 
Tidak  ada Tuhan selain Aku...” (Q.s. 20:12-14). Musa merengkuh sepenuhnya titah Tuhan. 
Dan kesepuluh Titah terpahatkan pada Loh. 

Tragedi “kabut” Musa, kelak Dionisius Aeropagit  menyebutnya  sebagai pengalaman 
“Yang Ilahi” dan tak tercakapkan: Dia “yang tersembunyi”—Deus Absconditus. Setiap 
ikhtiar menyingkap-Nya, dalam bahasa pilihan apapun, selalu mengandung paradoks. Sebab 
itu, Dionisius Aeropagit menyebut kondisi itu dengan, “benderang gelapnya kesenyapan yang 
tersembunyi” (the brilliant darkness of a hidden silent). Memasuki perjumpaan dengan “Yang 
Ilahi” sebab itu, memasuki “kegelapan yang benderang”, kondisi di mana seseorang buta 
terhadap apa yang dilihatnya, tapi dalam kebutaannya justru menemukan pencerahan yang 
benderang.   

Begitulah, iman, Tuhan, dan sejarah bukan sebilah arus sepihak, tapi persilangan yang 
penuh kisah, tentu saja. Dan sejarah mewartakan bahwa Tuhan adalah episentrum: selalu saja 
ada gigil yang ganjil dalam rindu menemu Tuhan di setiap detak. “...ide manusia tentang 
Tuhan memiliki sejarah...Gagasan itu selalu punya arti yang sedikit berbeda bagi setiap 
kelompok manusia yang mengostruknya di pelbagai penggalan waktu...” (Amstrong: 
2011;21). Dan kita tahu, tafsir menjadi lalu lintas paham yang tak sedikit menerbitkan silap. 
Mungkin sebab itu, kita sering menemukan ada selisih dan sengketa dalam praktik ber-Tuhan. 
Ada amuk dan perang atas nama Tuhan. “Radikalisme agama,” karena itu,  acap kali jadi dalil 
dalam tindak pemusnahan kemanusiaan.   

*** 
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St. Thomas Aquinas dalam sebentang gagas mistik lamat-lamat mencoba mengeja 
Tuhan: “Quasi ignotus cognoscitur—Dia dikenal sebagai Dia yang tak dikenal.” Kelak inilah 
yang menjadi landasan theologia negativa. Jika teologi mainstream sejauh ini mendekati 
Tuhan dengan menampilkan sisi positifnya atau via affirmativa—baik melalui nama-nama, 
sifat, atau pun cipta-Nya—maka teologi ini mengandaikan Tuhan dari sisi negatif atau via 
negativa. “Teologi negatif” memang wacana  yang sedikit ganjil dalam studi agama. Denys 
Turner, dalam The Darkness of God (1995) lebih memilih untuk tidak mendefinisikannya, 
dan mengisyaratkan satu hal: not-saying, “tidak bertutur apa-apa tentang Tuhan.” 

Dalam tradisi Kristiani—penulis Mystical Theology—Dionisius Aeropagit, disebut-
sebut sebagai tokoh terpenting yang mengonstruk teologi negatif. Kontribusi teoretis 
Dionisius terletak pertama-tama pada distingsi yang dibuatnya antara dua bentuk teologi: 
teologi apofatik dan teologi katapatik. Teologi apofatik mengandaikan cara berteologi  
mendekati Tuhan, berangkat dari kesadaran tentang ketidaktahuan kita tentang-Nya. Itu 
sebab, teologi ini mendekati Tuhan via negativa, dengan cara dan bentuk pengungkapan yang 
menegasi akan-Nya. Sementara, teologi katapatik adalah cara berteologi mendekati Tuhan 
dengan ungkapan yang ekspresif tentang Tuhan semisal, “Yang Maha Agung”, “Yang Maha 
Cinta”, atau “Yang Maha Bijaksana”; ungkapan-ungkapan yang ingin melukiskan kemuliaan 
Tuhan secara hiperbolik dan ekspresif. 

Dionisius mendaku, pengalaman bersama “yang Ilahi” adalah pengalaman tak 
terlukiskan dan tak tunai dalam kalam: Tuhan adalah mysterion, misteri yang terlampau sulit 
untuk dijelaskan dan tak terselami. Karena itu, untuk mendekatinya, seseorang harus 
melepaskan segala pengetahuan yang mungkin tentang-Nya. 

Bagi Dionisius, setiap uangkapan yang kita pilih tentang Tuhan akan menyisakan 
paradoks pada intinya. Memasuki perjumpaan dengan “yang Ilahi” dengan bengitu, 
memasuki “kekelaman yang cemerlang”. Karena paradoks itu, maka Dionisius menasihatkan 
seseorang untuk menegasikan apa pun tentang Tuhan dan menggunakan narasi negatif dalam 
mengungkap-Nya. 

Tapi eloknya—dalam pendakuan Dionisius—negasi  itu sendiri tidaklah memadai dan 
musti dilampaui. Tuhan, bagi Dionisius, dapat disebut sebagai “Kegelapan dan Cahaya”, 
namun “Ia bukan kedua-duanya”. Dengan begitu, bukan hanya ungkapan positif tentang 
Tuhan yang harus dinegasikan, tetapi bahkan negasipun juga harus dinegasikan. Karena itu 
secara diksi dapat dikatakan, jika ungkapan positif “Tuhan adalah...” dinegasikan menjadi 
“Tuhan bukan...”, maka menurut pendakuan Dionisius, “Tuhan bukan adalah...” sekaligus 
“Tuhan bukan bukanlah...”. Di sini tampak jelas jika pemikiran Dionisius ini memberi 
landasan penting bagi teologi negatif sekaligus kritik atas teologi negatif. 

Tokoh teologi negatif lain yang menonjol adalah seorang penulis anonim buku terkenal 
yang mengalir dari abad ke-14 yang dingin, The Cloud of Unknowing (“Awan 
Ketidaktahuan”), metafor yang digunakan Alkitab dalam melukiskan “perjumpaan” Musa 
dengan Tuhan. Dalam kondisi ini, seseorang tidak akan pernah dapat mencapai Tuhan dengan 
pengetahuan yang diperolehnya. Mengulang kembali semangat Dionisius, Tuhan, bagi 
penulis The Cloud of Unknowing  adalah mysterion. Untuk itu, penulis buku ini menganjurkan 
satu tahapan penting sebelum seorang masuk pada state of unknowing (“kondisi tidak 
mengetahui”) adalah state of forgetting (“kondisi melupakan”), yakni melupakan segala 
gambaran, konsep, dan imajinasi tentang Tuhan yang sejauh ini ia terima dan pikirkan. 

Melewati dua kondisi tersebut—yang keduanya merupakan “kondisi pengingkaran”, 
state of denial—seseorang, kata sang penulis The Cloud of Unknowing, akan sampai pada 
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“cinta”, suatu tahap yang menurutnya merupakan fase tak tercakapkan dalam pendakian 
ketuhanan. Cinta, disini, adalah suatu negativitas sublim di mana Tuhan telah terbebas dari 
apa pun yang diimajinasikan dan anggitan manusia tentang-Nya. 

Mungkin itu sebab, tradisi Al-Quran pun menyebut Tuhan dalam nafas negasi yang 
mutlak: Lam yakun lahu kufuwan ahad (“Tak satu apapun yang setara Dia”—Qs.112:4) atau 
laysa kamistlihi syai’ (“Tak satu apapun yang dapat diamsalkan dengan-Nya”—Q s.42:11). 

Tuhan via negativa, karena itu, mengandaikan  Dia yang tak terjangkau, tak 
terkonsepkan, tak terimajinasikan, tak tercakapkan, tak terselami: sebuah kesunyian mutlak 
yang maha senyap, tapi juga Maha Lain Penuh Cinta. Jangan-jangan, Tuhan via negativa 
adalah misterium yang dialami kaum mistikus: episentrum yang menyedot setiap rindu yang 
membuncah agar “tercelup secara ontologis” dengan-Nya, di setiap napas waktu. Itu sebab, 
jalan menemui-Nya, membentang sebanyak detak jantung para perindu-Nya. 

 
*** 

 
Hari-hari panjang belakangan ini, kita tengah disuguhi serangkaian peristiwa, betapa 

sulitnya beragama dan berkeyakinan secara leluasa di Indonesia. Para penganut agama 
tertentu membangun nalar kekerasan yang muncul dari balik kegelapan, membenturkan 
keyakinannya yang ekslusif lalu menggema di ruang publik: bahwa ajaran tertentu sesat, 
pemeluknya boleh disakiti, dibunuh, rumah peribadatannya boleh dibakar dan dijarah. 

Kita pun mengenang Tolikara: Di sebilah pagi sejuk, di hari yang fitri, suara-suara lirih 
dan khusyu bergema mengagungkan Tuhan. Matahari mulai merangkak. Sekawanan burung 
gereja sibuk bergantian hinggap di pelataran. Dari pepohonan rindang, bayang-bayang pun 
rebah merayapi pedalaman damai tanah Papua.  

Tapi kesenyapan pagi itu tiba-tiba pecah menyusul gemuruh massa yang menggengam 
amarah. Prosesi Idul Fitri tak tunai dilaksanakan. Lalu kios-kios pun terpanggang hangus. 
Ketentraman terkoyak. Spekulasi lalu beredar: kekerasan terselubung atas nama “ketertiban 
iman” kembali terbit dan aroma SARA merebak di mana-mana. Target insiden itu jelas: 
penyebaran kebencian atas nama agama yang berujung chaos.  

Orang-orang dengan “sikap keagamaan” sejenis meletup di Yogyakarta: mereka 
menyegel gereja, menghentikan kebaktian umat Kristen sekte tertentu di rumah ibadatnya 
sendiri, menganiaya para pendetanya, dan —karena  merasa terganggu terhadap kehadiran 
mereka di lingkungan mereka— lalu mencoba mengusirnya dengan cara kekerasan, bahkan 
meminta pemerintah kota setempat membantu gerakan pengusiran dan pelenyapan itu. 
Peristiwa-peristiwa serupa, di pelbagai tempat di tanah air pun terpahat dalam ingatan. 

Selama beberapa tahun terakhir ini, kehidupan beragama di Indonesia, tengah memasuki 
fase yang berbahaya, penuh darah, kekerasan, intoleransi, napas ekslusivisme, semangat 
“perang”, dan supremasisme. Perbedaan yang timbul disikapi dengan resistensi dan 
kekerasan, intimidasi, koersi, perusakan properti dan rumah ibadah, penjarahan, 
penganiayaan, dan aneka bentuk kekerasan lainnya menjadi fenomena yang lumrah. Tidak 
ada lagi ketenangan dalam merengkuh kehidupan, terlebih dalam mejalani agama atau 
keyakinannya.   

Meroketnya grafik intoleransi berbasis agama akhir-akhir ini disinyalir akibat maraknya 
praktik penyebaran kebencian di tengah masyarakat terhadap kelompok keagamaan tertentu 
yang berujung pada kekerasan. Ditambah lagi intimidasi dan tindak kekerasan tersebut tidak 
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diiringi dengan proses sungguh-sungguh penegakan hukum bagi para pelakunya. Lalu, 
bagaimana semestinya kita bersikap setelah membaca paras buram kebangsaan kita ini? 

Setidaknya ada tiga argumen yang coba dihadirkan sebagai respons terhadap gejala 
tersebut. Pertama, “netralitas dan imparsialitas negara”. Jaminan ideologis-konstitusional 
terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sejatinya merupakan kelanjutan logis dan 
pengakuan ontologis atas fakta kepelbagaian sosial dan kultural, termasuk pluralitas agama, 
telah hidup dan tumbuh di tanah air dengan  jejak sejarah yang sangat panjang. NKRI 
didirikan di atas prinsip kepelbagaian, sebab itu, mengandaikan  negara bersikap netral dan 
imparsial ketika perselisihan internal di antara mereka, atau pun pertikaian lintas agama. 

Kedua, “keniscayaan toleransi dalam masyarakat aneka”. Keyakinan keagamaan yang 
bersifat personal-individual, mesti dijamin oleh lembaga-lembaga demokratik demi sebuah 
kehidupan sosial politik yang stabil. Toleransi, karena itu, diandaikan sebagai norma dalam 
pergaulan lintas agama dan keyakinan, di atas mana negara meneguhkan perannya 
melindungi kebebasan masing-masing pemeluk agama dan kepercayaan, baik di tingkat 
individual  maupun komunal. Dengan kata lain, toleransi agama dan kehidupan harmoni 
dalam kepelbagaian lebih merupakan “mandat ideologis-konstitusional” yang mesti 
ditunaikan oleh negara. 

Ketiga, “obyektifikasi agama melalui deliberasi”. Konstruksi keyakinan keagamaan, 
tidak dengan serta merta sebagai basis untuk membuat atau melegitimasi keputusan-
keputusan publik, kecuali jika ia diterjemahkan terlebih dulu ke dalam nalar politik 
kebangsaan. Prinsip ini, mengingatkan kita pada pendakuan Kuntowijoyo tentang 
“obyektifikasi agama” yang mengandaikan agar norma-norma dan nilai-nilai “subyektif” 
agama yang bersifat partikular harus ditrasformasikan menjadi semacam etika sosial dan 
konsensus yang bersifat “universal-intersubyektif,” agar akseptabilitasnya berlaku umum dan 
bisa diterima semua orang melalui deliberasi publik. 

Menyadari wajah buram kebangsaan kita yang kian hari mengalami gejala 
dehumanisasi, adalah arif kita mengkaji ulang ide kepelbagaian, atau apa yang sejauh ini 
dikenal secara peyoratif sebagai SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Sudah saatnya 
kini, SARA  tidak lagi semata-mata dipandang sebagai “kambing hitam” dan paling 
bertanggungjawab di balik seluruh bentuk kerusuhan dan benturan horizontal lintas etnik dan 
agama, tetapi sebaliknya diletakkan sebagai anugerah Tuhan dan “ibu kandung” NKRI. 
SARA, sebab itu, tidak lagi dilihat sebagai hantu menakutkan, tapi mesti dipercakapkan 
bersama secara terbuka dan penuh suasana kekeluargaan di atas meja keindonesiaan. SARA 
mesti digelorakan dalam spirit apa yang diandaikan Nurcholish Madjid sebagai “pertalian 
sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban.” 

Di titik inilah Pancasila sebagai common denominator, common platform, kalimatun 
sawa’ dan leitstar dinamis; yakni sebagai “titik tumpu”, “titik temu”, “titik tuju” dan “haluan” 
bangsa Indonesia yang pelbagai dalam meraih telos, kian menemukan signifikansinya.  

Pancasila—dengan spirit Bhinneka Tunggal Ika yang dikandungnya—sebab itu, dapat 
diandaikan sebagai “pola dasar” (archetype) keindonesiaan: yaitu pola-pola tersembunyi 
dalam jantung tradisi, akal budi, dan pikiran terdalam yang tidak saja membentuk tabiat 
bagaimana bangsa Indonesia mengalami dan menafsir realitasnya, tetapi juga sebagai bintang 
pemandu meraih cita-citanya. 

Pola dasar tersebut tumbuh dari akar budaya dan sejarah amat panjang yang dihidupi 
lewat jejaring interconnective link: lintas tradisi, lintas agama, lintas golongan, lintas sosial, 
lintas ‘ideologi’, dan lintas teritorial dalam pergaulan sesama bangsa Indonesia yang pelbagai 
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serta dalam respons bersama terhadap pengaruh dari luar. Pemikiran ideologis, pertimbangan 
historis, dan hibridasi kultural akibat penyerbukan silang antar budaya ini,  pada urutannya 
mengukuhkan Pancasila sebagai Weltanschauung.  

Terkait Pancasila sebagai Weltanschauung—khususnya relasi antara agama dan 
Pancasila—Presiden  Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yarhamuhullah, dalam sebuah 
kesempatan mengandaikan bahwa “Agama adalah cahaya bagi bangsa Indonesia melalui 
Pancasila. Hal tersebut menjadi mungkin karena sila Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

Tampaknya frasa “ketuhanan” pada sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, 
merupakan istilah teknis yang paling tepat dan dapat mewakili masyarakat Indonesia yang 
memiliki kepelbagaian agama dan kepercayaan. Meski istilah ini demikian “abstrak” namun 
dapat diterima oleh setiap penganut agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. 

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak berbicara perihal tuhan yang dipercayai satu 
agama tertentu, melainkan berbicara mengenai doktrin “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang 
terhunjam kukuh dalam jantung setiap agama dan tradisi autentik lokal di Indonesia. Hal 
tersebut mengandaikan bahwa setiap agama dan tradisi autentik lokal di Indonesia meyakini 
adanya sesuatu yang transenden, yang numinous, Yang Ilahi, meskipun dengan konstruksi 
dan “nama” yang berbeda-beda satu sama lainnya. 

Istilah “ketuhanan” ini merupakan anggitan yang dapat menyatukan dan diterima oleh 
penganut agama dan kepercayaan lokal di Indonesia baik yang berciri theologia positiva atau 
afirmativa maupun theologia negative. Karena itu, memahami ide Ketuhanan Yang Maha 
Esa dalam realitas masyarakat serba majemuk ini tidak dapat dipisahkan dari pengakuan dan 
kesadaran atas realitas Tuhan yang dihidupi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali di tanah 
air. Realitas serba majemuk ini tidak dapat ditampik, melainkan justru dirayakan dengan 
penuh kegembiraan menyusul pembukaan seluas-luasnya ruang-ruang perjumpaan antar-
pemeluk agama dan kepercayaan: mendialogkan pengalaman iman dan penghayatan perihal 
Yang Ilahi masing-masing warga negara untuk kemudian dikontribusikan bagi pembangunan 
peradaban bangsa Indonesia yang berkemajuan, damai, sejahtera, inklusif, moderat dan 
toleran. 

 
***  

 
Bermula dari Joachim Wach (1924), ketika merintis program “Penelitian Ilmu Agama” 

(Religionswissenschaften), ia melontar sebilah kegelisahan : adakah ikhtiar melakukan studi 
wujud keagamaan yang aneka —terutama perihal “pengalaman keagamaan” (religious 
experience) masing-masing— dan bentuk-bentuk pengungkapannya dalam pemikiran, ritual 
dan kerapatan sosial menjadi sesuatu yang mungkin? Wach tidak hanya menyodorkan 
jawaban verbal, tetapi ia bahkan mempersembahkan sebuah karya monumental : The 
Comparative Study of Religions (1958). Belakangan, kehadiran buku tersebut menginspirasi 
perkembangan religious studies di tingkat mondial.  

Pada dekade yang sama, di tanah air tren relasi lintas agama justru dikerkah oleh 
prasangka-prasangka teologis dan sosial akut, sehingga yang tampak menonjol adalah 
argumen “apologetik” menyusul klaim kebenaran dan klaim keselamatan demikian kental 
pada masing-masing agama. Akibatnya, praktik saling menyerang dan tindakan mendistorsi 
konstruk teologi masing-masing agama dan kepercayaan tak terbendung, lazimnya berujung 
pada konflik horizontal. 

Krisis tersebut kian mekar hingga hadirnya A. Mukti Ali, seorang sarjana Indonesia yang 
juga berguru kepada Joachim Wach dan Wilfred Cantwell Smith. Tokoh terakhir adalah Guru 
Besar “Ilmu Perbandingan Agama” bahkan menjadi pembimbing studi doktoral Mukti Ali 
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pada Institute of Islamic Studies McGill University, Montreal Kanada. Di tangan Mukti Ali 
kelak lahir konsep “toleransi” di tanah air yang masyhur, dan mengandaikan pentingnya 
merawat sikap saling menghormati dan memiliki kemampuan “memahami” konstruksi 
keimanan agama orang lain. Gagasan itu kian menubuh dalam detak jantung kehidupan 
beragama masyarakat Indonesia, menyusul pengangkatan Mukti Ali sebagai menteri agama 
di masa awal rezim politik Orde Baru. “Tri Konsep Kerukunan Beragama” yang populer 
hingga kini, juga terbit dari gagasan jenial Mukti Ali. 

Pada 1998 kerusuhan Poso I meletus. Situasi kian panas hingga berlanjut rusuh II, III, 
IV, dan V. Dalam sebuah perjumpaan di kelas “Oksidentalisme” Pascasarjana UIN 
Yogyakarta, Mukti Ali menandaskan jika chaos dan konflik Poso yang kian meluas menjadi 
titik balik doktrin kehidupan “toleransi” yang dirintisnya di awal ORBA. Mukti Ali 
menyadari perlunya membangun wawasan keagamaan baru relasi lintas iman yang 
“melampaui” konsep toleransi, menyusul dinamika dan intensitas potensi gesekan antar umat 
beragama di tanah air yang kian tinggi.  

Di tengah pencarian bentuk relasi lintas iman yang sejuk dan sublim, pada dekade 1990-
an terbitlah passing over, sebilah gagasan keagamaan lintas iman yang perennialistik dan 
mengandaikan adanya transcendent unity of religions, dan menjadi semacam “heart of 
religions”. Doktrin terakhir ini mengonstruk sebilah kesadaran sublim bahwa, “dalam jantung 
setiap agama dan tradisi autentik terdapat inti pesan kebenaran yang sama.” Di titik ini, relasi 
lintas iman tidak hanya bertumpu pada aspek “saling memahami” secara sosial, moral, 
kultural, intelektual, dan spiritual tetapi menggelorakan kemampuan “menerima” konstruksi 
kebenaran transendetal agama lain sebagai salah satu jalan menuju kepada Yang Ilahi. Sikap 
terakhir inilah yang disebut “akseptansi”: anggitan yang tidak semata memberi harapan baru 
bagi relasi lintas iman di tanah air, tapi sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya sikap 
keagamaan yang terdewasakan.  

Menimbang spirit tersebut, Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi Badan 
Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI), telah menyelenggarakan 
Simposium Nasional “Studi dan Relasi Lintas Agama Berparadigma Pancasila (SIGMA 
PANCASILA): Strategi Membangun Indonesia yang Moderat, Inklusif, dan Toleran”, pada 
10-12 September 2020 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. 
Simposium yang dibuka resmi oleh Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin dan melibatkan 
sejumlah cendekiawan-agamawan Indonesia (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan 
Khonghucu) dan menjadikan Pancasila sebagai paradigma ilmu, ini dimaksudkan 
menemukan titik-titik perjumpaan dari kepelbagaian agama dan tradisi autentik sekaligus 
mengembangkan alternatif studi lintas iman di tanah air. 

Prosiding SIGMA PANCASILA: Menganyam Kepelbagaian Meneguhkan 
Keindonesiaan—yang ada di tangan pembaca budiman—karena itu tidak semata kompilasi 
gagasan vital-subtansial-progresif para cendekiawan-agamawan yang terlibat dalam 
simposium nasional tersebut, tetapi lebih merupakan sebilah ikhtiar dan juga himpunan asa: 
terbangunnya Studi Lintas Agama Berparadigma Pancasila di Indonesia yang moderat, 
inklusif, dan toleran kini dan di masa depan yang tidak terlalu jauh. 
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Pendahuluan 

 
 Juni 1945, mungkin tidak sekadar momen kelahiran, tetapi lebih merupakan monumen 
ide paling genial pendiri negara Indonesia yang merengkuh cita-cita luhur Pancasila, 
yaitu: mewujudkan kehidupan rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil 

dan makmur. Cita-cita luhur tersebut, sepenuhnya terhunjam kukuh dalam Pembukaan UUD 
NRI 1945 yang lestari hingga kini. Mahakarya dari actus “penggalian” Soekarno dan 
memperoleh dukungan penuh tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan itu bersumber dari denyut-
nadi nilai, pesona-haru, religiusitas, adat, kearifan dan keadaban yang tumbuh subur dalam 
tamansari kebudayaan Nusantara Klasik.  

Usulan Soekarno tentang dasar negara Pancasila tidak hanya menjadi solusi pelbagai 
perbedaan secara prinsip, tetapi pada urutannya diterima semua pihak secara aklamasi. Pidato 
Soekarno 1 Juni 1945 dipandang sebagai “inventivitas” yang juga bersifat eklektik. Sebuah 
sikap pemikiran yang mengandaikan pentingnya pembaruan gagasan tanpa mengabaikan ide 
lain yang juga relevan. Dengan begitu, pidato Soekarno tentang dasar negara Pancasila hadir 
tidak dimaksudkan untuk mengabaikan atau menolak pikiran-pikiran yang berkembang pada 
persidangan BPUPK sebelumnya, tetapi berusaha meraih suatu bentuk pembaruan yang 
menyelamatkan serta menciptakan  sesuatu yang bersifat eklektik dan baru, yaitu dasar negara 
yang mempersatukan seluruh elemen bangsa. Polarisasi pilihan dasar negara yang sekular 
dengan “memisahkan” dimensi keagamaan dari pemerintahan dan negara agama (Islam) yang 
berkembang dalam persidangan sebelumnya dapat ditemukan solusinya. Pancasila 
dirumuskan bukan sekadar sebagai etika bangsa melainkan sebagai pemecahan masalah yang 
serius, yaitu tentang dasar republik yang mau didirikan. 

                                                 
*Pokok-pokok pikiran didedikasikan pada Simposium Nasional “Studi dan Relasi Lintas Agama Berparadigma 
Pancasila (SIGMA PANCASILA): Strategi Membangun Indonesia yang Moderat, Inklusif, dan Toleran”, 
diselenggarakan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP RI), 10-12 
September 2020 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten.  
**Direktur Pengkajian Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP RI).  
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Negara dan agama tidak diletakkan secara diametral dan berhadap-hadapan, tetapi 
keduanya diposisikan sebagi suatu entitas yang berbeda (distinction),  sebagai sesuatu yang 
dapat disinergikan, dan sebagai dualitas yang saling mengisi. Negara dan agama menjadi 
entitas yang saling menghormati, saling mengharmoni sehingga negara Indonesia bukan 
negara yang terpisah dari agama, tetapi juga tidak menyatu dengan agama. Di satu sisi, negara 
“secara aktif dan dinamis membimbing, menyokong, memelihara, dan mengembangkan 
agama”, khususnya melalui kementerian agama. Di sisi lain, negara tidak didikte atau 
mewakili agama tertentu, bahkan tidak pula memberikan keistimewaan kepada salah satu 
agama.1  

Dasar negara Pancasila yang dalam pengandaian Soekarno disebut sebagai  
“philosofische grondslag, fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat 
yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal 
dan abadi,” bukan sekadar peristiwa politik, tetapi juga peristiwa budaya yang menyangkut 
cara pandang dan mindset bangsa Indonesia terhadap realitasnya. Jika sebelumnya warga 
Nusantara sangat terikat partikularitas agama, etnis, dan budaya—sejak Pancasila dijadikan 
dasar negara, ideologi dan pandangan-dunia (Weltanschauung)—bangsa Indonesia berubah 
dan melebur diri sebagai “sebangsa dan setanah air” sembari tetap menghargai  kebhinnekaan 
yang melekat  pada masing-masing warga. Di titik ini sesungguhnya tengah berlangsung apa 
yang diandaikan Clifford Geertz2 sebagai “revolusi integratif”, yakni mengubah identitas 
berbasis kesukuan, agama, dan sistem budaya menjadi identitas kebangsaan. 

Masyarakat Nusantara yang masih terikat pada primordialisme diajak bersatu untuk 
secara bersama-sama keluar dari kepompong primordial melompat masuk ke dalam suatu 
wadah kebangsaan yang bersifat inklusif. Dalam wadah kebangsaan yang baru, warga 
diperlakukan secara adil dan beradab dengan basis kesetaraan yang sederajat. Dalam kondisi 
yang sederajat, sesama warga dapat saling bermusyawarah untuk menentukan kesejahteraan 
bersama dengan tetap meyakini dimensi spiritual pada Tuhannya masing-masing secara 
berkebudayaan.3 

Dalam pengandaian Soekarno, setiap bangsa yang merdeka dan dapat berdiri kukuh harus 
memiliki Weltanschauung yang digali dan disiapkan sebelumnya. Dalam pidato tanggal 26 
Mei 1958 pada kursus Pancasila di hadapan kader-kader Pancasila di Istana Negara, 
Soekarno4 menyatakan, ketika menggali Pancasila, dia sampai ke saf (lapisan) yang paling 
dalam, yaitu saf pra-Hindu agar Pancasila selain dapat menjadi titik temu yang menyatukan, 
sebagai alat pemersatu, “meja statis”, juga mampu menjadi “leitstar dinamis” yang dapat 
memberi orientasi dan cita-cita bangsa ke depan. Pancasila sebagai cita-cita bangsa, sebab 
itu, memerlukan strategi. Pancasila sebagai spirit kebudayaan Indonesia tidak bisa dimaknai 
sekadar sebagai warisan budaya yang biasa ditampilkan dalam aneka festival pagelaran seni 
dan tradisi popular, melainkan lebih sebagai suatu misi dan masa depan bangsa yang harus 
diperjuangkan terus menerus. 

Kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dalam napas kehidupan bangsa Indonesia 
membutuhkan perjuangan dan suatu strategi kebudayaan. Dengan kata lain, walaupun 
Pancasila digali dari bumi Nusantara yang paling dalam, sebagai warisan leluhur nenek 

                                                 
1 Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2011), h. 95. 
2 Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays by Clifford Geertz (New York: Open Books 
Inc., Publisher,1973) h. 106. 
3 Hariyono, “Pancasila sebagai Strategi Budaya: Upaya Membangun Jati Diri dan Prestasi” dalam Prisma, No. 2, 
Vol. 37, 2018, h.128. 
4 Lihat Soekarno, Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno (Yogyakarta: MediaPressindo, 2015), h. 128-133. 
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moyang dan merupakan identitas bangsa, namun untuk menjadi realiteit Pancasila secara 
kontinum membutuhkan perjuangan. 

Dalam konteks itulah Pancasila perlu dipahami secara utuh dengan titik tolak pidato 
Soekarno 1 Juni 1945 sebagai suatu strategi kebudayaan dan kemungkinan menjadi 
paradigma ilmu pengetahuan. Di titik kesadaran ini pula, setiap ikhtiar penggalian spirit dan 
mutiara nilai-nilai Pancasila memungkinkan kita membangun sistem politik publik 
kebangsaan yang sehat dan bermartabat, sistem ekonomi berbasis keadilan sosial, hingga 
konstruksi paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa, seni, serta tradisi dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dapat menjadi landasan kebangsaan yang 
inklusif dengan menautkan gerak sistem budaya, politik, dan ekonomi agar kreativitas, 
inventisitas, daya cipta, dan kearifan dapat terus diaktualisasikan dalam laku bernegara dan 
hidup keseharian. Semua itu dilakukan untuk mencapai cita-cita bangsa yang merdeka, 
bersatu, berdaulat adil dan Makmur. 

Perumusan materi sila-sila Pancasila di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada intinya 
menyampaikan pesan tegas dan tekad keras akan keberadaan Pancasila sebagai falsafah hidup 
bangsa ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keabsahan 
konstitusional Pancasila tidak hanya karena rumusannya tercantum dalam dan menjiwai 
Pembukaan UUD 1945, tetapi juga karena kenyataan sosial dan kebenaran kultural. Sila-sila 
Pancasila sungguh-sungguh merupakan pengalaman dan pergerakan kehidupan masyarakat 
dan bangsa Indonesia dalam bentang sejarah yang sangat panjang. Sifat dan sikap ini 
merupakan gugusan kenyataan dan rangkaian kebenaran atas perjalanan dan perkembangan 
Indonesia. Hal ini makin meneguhkan Pancasila sebagai sebuah cerminan faktual, aktual, dan 
kontekstual Indonesia Raya. 

Pancasila memiliki kewibawaan moral kolektif dan kekuatan kultural karena secara 
autentik merupakan “Indonesia yang sesungguhnya dan senyatanya.” Pancasila digali 
Soekarno dari bumi Nusantara klasik, digali dari sifat kepribadian dan sikap kebudayaan 
nasional, digali dari peradaban Indonsia Raya. Pancasila digali dari kehidupan dan 
kepribadian nasional Indonesia. Pancasila tidak menjaga jarak, tidak berjarak, dan tidak asing 
dengan Indonesia. Pancasila justru melekat langsung dengan keindonesiaan dan sudah 
bersama dengan keindonesiaan sejak dahulu kala sampai seterusnya.  

Pancasila, dengan spirit Bhinneka Tunggal Ika yang dikandungnya, dapat diandaikan 
sebagai “pola dasar” (archetype) keindonesiaan: yaitu pola-pola tersembunyi dalam jantung 
tradisi dan pikiran terdalam yang membentuk karakter dan memandu bagaimana suatu bangsa 
mengalami dan menafsir realitasnya. 

Pola dasar tersebut tumbuh dari akar budaya dan sejarah amat panjang yang dihidupi 
lewat jejaring interconnective link: lintas tradisi, lintas agama, lintas golongan, lintas soial, 
lintas ‘ideologi’, dan lintas teritorial dalam pergaulan sesama bangsa Indonesia yang pelbagai 
serta dalam respons bersama terhadap pengaruh dari luar. Pemikiran ideologis, pertimbangan 
historis, dan hibridasi kultural kibat penyerbukan silang antar budaya ini,  pada urutannya 
mengukuhkan Pancasila sebagai Grund Norm.  

Pancasila kian bersinar benderang manakala diaktualisasikan, dijalankan, dan dibumikan 
secara utuh dan menyeluruh. Sila-sila Pancasila, sebab itu, mesti dipahami, dihidupi, dan 
disemangati dalam satu pertautan dan saling menguatkan satu sama lain. Pemaknaan 
Pancasila kian menemukan ruang kontekstualisasinya terutama ketika diwujudkan dalam 
penyelenggaraan negara dan laku kehidupan masyarakat dan bangsa. Penyelenggaraan 
Pancasila secara utuh dan menyeluruh dengan format dan pola seperti ini pada urutannya 
melahirkan sikap toleransi, kehidupan yang iklusif sekaligus menguburkan intoleransi dengan 
segala sesuatu yang beraroma ekstrimisme, fundamentalisme, dan radikalisme dalam aliran 
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tertentu masyarakat—baik dalam pangkuan konstruksi “teologi” atau “etno-nasionalis” 
tertentu—yang berpotensi merobek kohesi kebangsaan kita: Persatuan Indonesia. 

  
 

Ketuhanan Yang Maha Esa: Basis Etik Relasi Lintas Agama 
 
Kehidupan keagamaan (religiousity), khususnya ide tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, 

memiliki jejak panjang dan kontribusi yang tidak kecil dalam formasi kebangsaan Indonesia. 
Hal tersebut tidak hanya tampak dalam pandangan para pendiri bangsa, tetapi juga telah 
menjadi arus utama dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat Nusantara klasik. Hal 
tersebut mengandaikan betapa sentral kesadaran keagamaan dan ketuhanan dalam ruang 
kebangsaan Indonesia.  

Siapa pun yang coba membaca sejarah politik agama-agama dan kepercayaan di 
Indonesia, akan tiba pada satu kesimpulan bahwa agama telah menjadi “denyut nadi” 
dinamika yang terus menerus membayangi pergolakan politik di tanah air, sejak usianya yang 
paling dini. Agama menjadi pertaruhan mulai dari tatanan ideologis, perumusan konstitusi, 
sampai pada undang-undang dan peraturan di bawahnya. Dalam pendakuan Daniel Dhakidae, 
“Agama menjadi perumus identitas, kalau bukan menjadi identitas itu sendiri, atau tidak ada 
identitas dan mungkin juga tidak boleh ada identitas tanpa agama sebagai sumbangan utama 
di dalamnya.” Akan tetapi, lanjut Dhakidae dengan ungkapan sangat plastis: 
“Kalau memang agama itu begitu pentingnya, mengapa hanya boleh ada lima agama? Dengan 
kehadiran kelompok etnik dan bahasa yang langsung berhubungan dengan itu sebanyak 
kurang lebih 300 di Indonesia, bisa diduga ada kurang lebih 300 agama tersebar di seluruh 
Nusantara, dan dengan demikian bisa diduga ada 300 Tuhan dan Allah yang disembah. Lantas 
di mana kurang lebih 295 agama lain itu?”5 

Pernyataan cukup kritis Dhakidae itu pada urutannya membuka perspektif lain dalam 
membaca dinamika kehidupan beragama dan berkepercayaan di tanah air. Sebab, penggunaan 
kosakata “agama” dalam konteks keagamaan di Indonesia sekarang, memiliki pemaknaan 
peyoratif yakni “agama yang diakui negara”6, yang dengan sendirinya tidak mencakup segala 
jenis “kepercayaan” atau “keyakinan” yang telah tumbuh secara historis-endomik di bumi 
Nusantara klasik. Dalam kajian Niels Mulder7 menunjukkan bahwa baru pada tahun 1961 
Departemen Agama  berhasil merumuskan definisi “minimum” tentang agama yang menjadi 
definisi resmi sampai sekarang, setelah upaya sebelumnya (1952) kandas di tengah jalan. 
Mulder mengingatkan, kebijakan tersebut dilatari oleh suburnya kelompok-kelompok 
kebatinan pada masa itu. Departemen Agama melaporkan bahwa pada tahun 1953, tak kurang 
dari 360 kelompok kebatinan yang hidup di tanah Jawa. Kelompok-kelompok ini memainkan 
peranan menentukan sehingga pada Pemilu 1955 partai-partai Islam gagal memperoleh suara 
mayoritas dan hanya meraih 42 persen suara. Pada tahun yang sama BKKI (Badan Kongres 
Kebatinan seluruh Indonesia) didirikan di bawah kepemimpinan Mr. Wongsonegoro. Tahun 
1957, BKKI mendesak Presiden Soekarno agar mengakui secara formal bahwa “kebatinan” 
setara dengan “agama”.8 

                                                 
5 Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 511. 
6 Trisno S. Sutanto, “Politik Kesetaraan” dalam Elza Peldi Taher (Ed.), Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga 
Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi (Jakarta: Democracy Project, 2011), h. 379. 
7 Niels Mulder, Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil (Jakarta: 
Gramedia, 1983), h.5. 
8 Niels Mulder, Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa. h.5-6. 
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Konstelasi politik inilah yang mendorong Departemen Agama pada tahun 1961 
mengajukan definisi “agama”. Suatu “agama” menurut definisi itu, harus memenuhi unsur-
unsur penting ini: kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada nabi, kitab suci, umat, dan 
suatu sistem hukum bagi penganutnya.  Tentu saja, dengan definisi itu, tak sedikit kelompok 
kepercayaan, kebatinan, atau  kelompok-kelompok masyarakat yang masih mempertahankan 
adat istiadat dan praktik-praktik religi lokal seperti animisme, dinamisme, dan seterusnya 
tidak tercakup di dalamnya sehingga mereka digolongkan sebagai orang yang “belum 
Beragama”.9  

Dengan pendefinisian seperti itu, kelompok-kelompok kepercayaan, kebatinan, 
mayarakat adat, penganut religi lokal, dan seterusnya yang tersebar di seluruh pelosok 
Nusantara— atau mereka, meminjam ungkapan Dhakidae di atas, yang termasuk dalam “295 
agama lain itu”—terpinggirkan, praktik-praktik religi lokal mereka ternafikan,  atau bahkan 
sering dicap sebagai aliran “sesat dan menyesatkan”. Tetapi, pada saat bersamaan mereka, 
religi-religi lokal itu, diantaranya Parmalim (Batak), Patuntung (Bulukumba), Alu’tudolo 
(Tana Toraja), Binanga Benteng (Selayar), Tolotang (Sidrap), Wiwitan (Sunda), Kaharingan 
(Dayak), Tengger (Jawa), Bissu (Pangkep)—yang secara otonom tumbuh dan bukan derivasi 
agama tertentu—juga diharapkan akan masuk dan memeluk salah satu agama yang “diakui” 
negara. Di sini tampak jika negara mesti hadir dan mengayomi keanekaan agama-agama 
historis-endomik itu, yang keberadaannya dalam sejarah jauh sebelum lahirnya negara 
Indonesia modern. Di titik ini, agaknya bangsa ini bisa mempertimbangkan perspektif 
philosophia perennis, sebuah doktrin filsafat purba yang mengandaikan the heart of religions: 
bahwa di dalam jantung setiap agama dan tradisi autentik merengkuh misi dan pesan 
kebenaran yang sama. Jika ini menjadi tumpuan kesadaran kolektif—maka Indonesia sebagai 
bangsa bineka—bisa  menjadi rumah besar bersama yang nyaman, indah, dan damai. 

Sejatinya, dalam perspektif Religious Studies, titah, isyarat, atau pun hukum yang 
dikalamkan Tuhan dari “langit,” selamanya punya dimensi profan. Di sana—di setiap napas 
nubuat kudus—ada jejak tegas yang tersisa: bahwa Yang Abadi sekekalnya saling membelah 
dengan “bumi” yang guyah. Dan, kebenaran selalu hadir dalam bentang sejarah yang aneka, 
di tangan agung seorang utusan yang cemerlang, tetapi unik. Cahaya dan gelap acapkali saling 
bertukar tangkap dengan semesta-kode langit yang tak selamanya tunai dalam kalam. Sejak 
itu agama menemukan sangkarnya di bumi. 

Jejak agama-agama, karena itu, bukan sepenuhnya petanda langit, tetapi juga geliat 
peristiwa bumi. Dalam The Transcendent Unity of Religions, Fritjhof Schuon mengenalkan 
kembali philosophia perennis—sebuah kearifan antik—yang mengandaikan kaitan seluruh 
eksistensi yang ada dengan Realitas Mutlak. Wujud kearifan itu disebut “Tradition” yang 
hanya dapat dicapai melalui Intellectus—istilah yang dipopulerkan Plotinus (3 M)—sebagai  
ungkapan lain dari soul atau spirit. Manifestasi “Tradition” (“T” Kapital) yang diyakini kaum 
parennial sebagai berasal dari Tuhan, memiliki paras yang jamak dalam sejarah: agama-agam, 
filsafat, kearifan, seni, tradisi (“t” kecil), ritus, simbol, doktrin, dan seterusnya. 

Pada intinya, dasar-dasar teoretis kearifan philosophia perennis tentang “Tradition” 
terdapat dalam jantung setiap agama dan tradisi autentik: tradisi Budha menyebutnya dharma, 
Taoisme (tao), Hinduisme (sanathâna), Islam (al-dîn), dan Patuntung (lalang). Dengan 
cara—yang dalam philosophia perennis diandaikan sebagai “transenden” itu—semua  ritus, 
doktrin dan simbol keagamaan, terpaut dalam sebuah scientia sacra (“pengetahuan-suci”) 
yang melampaui bentuk formal agama. 

                                                 
9 Trisno S. Sutanto, “Politik Kesetaraan” dalam Elza Peldi Taher, Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga 
Rampai 70 Tahun Djohan Efendi (Jakarta: Democracy Project, 2011) 
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Dari arus sejarah yang mengalir, lahir kesaksian bahwa Indonesia adalah bangsa yang 
aneka dan penuh warna: Gugus kepulauan yang terbentang luas di hamparan maritim laksana 
mutiara manikam yang eksotik, semesta tradisi dan cakrawal etnik yang jamak, hingga galaksi 
agama dan keyakinan tumbuh bersama dan memintal harmoni oase peradaban Nusantara 
klasik. Perjumpaan agama “mainstream”—yang biasanya menjadi agama kerajaan lokal—
dengan agama minoritas, tidak tersandera dalam pola relasi “resmi-tak resmi”, tetapi saling 
menjaga dan menghormati. Sejatinya, hal ini dapat  menjadi modal sosial dan modal historis 
bagi keutuhan bangsa Indonesia. 

Meski demikian, telah menjadi pengetahuan jamak, tantangan paling serius dalam 
kehidupan antar umat beragama di tanah air dewasa ini adalah bagaimana seorang beragama 
bisa mendefinisikan dirinya secara tepat di tengah-tengah agama orang lain. Sebab, kenyataan 
menunjukkan bahwa pergaulan antar agama kini kian memperlihatkan intensitasnya. 
Sehingga tidak mengherankan jika tak sedikit kalangan memandang zaman sekarang sebagai 
“zaman baru” (New Age), yang mencirikan pesatnya perhatian manusia terhadap dunia 
spiritual. Semboyan yang ditulis John Naisbitt dan Patricia Aburdene dalam Megatrends 
2000: Ten New Directions for the 1990’s, yang menyebut “Spirituality, Yes, Organized 
Religion, No”, menandai besarnya perhatian ini—khususnya  dari manusia Barat—terhadap  
spiritualitas Timur.10 

Bila ditelusuri lebih jauh, semangat di balik semboyan Naisbitt-Aburdene itu, 
sesungguhnya telah lama dikenal di kalangan masyarakat tertentu, di Barat maupun Timur. 
Mereka ini menginsafi perlunya spiritualisme dalam hidup manusia, namun mereka amat 
kritis terhadap agama-agama mapan, jika tidak ditolaknya sama sekali. Sebut saja misalnya 
Albert Einstein dan Thomas Jefferson. Tokoh yang terakhir ini misalnya, mengaku percaya 
kepada Tuhan (Deisme), kepada Kemaha-Esa-an Tuhan (Unitarianisme) dan kepada 
Kebenaran Universal (Universalisme), tanpa perlu mengaitkan kepada salah satu dari agama-
agama formal yang ada. Bahkan Jefferson meramalkan bahwa pahamnya itu akan menjadi 
agama seluruh umat manusia, dan dalam jangka dua ratus tahun akan menggeser agama-
agama formal.11 

Memang benar, spiritualisme Jefferson mampu memesonakan masyarakat Amerika saat 
itu, sementara jargon-jargon yang dikenalkannya pun relatif baru dan sangat tipikal Deisme 
alami seperti Laws of Nature dan Nature’s God. Tapi ramalan bahwa Deisme-Unitarianisme-
Universalismenya akan menggeser agama-agama formal ternyata meleset sama sekali. Justru, 
berlawanan dengan ramalan Jefferson, agama-agama formal dewasa ini malah bangkit 
kembali, sehingga tidak kurang dari seorang cendekiawan Indonesia Soedjatmoko, 
mengandaikan bahwa “abad mendatang ini adalah abad spiritualitas melalui agama-agama 
formal.”12 Dengan begitu, agaknya, semboyan “Spirituality, Yes, Organized Religion, No” 
kian kehilangan pijakannya. 

                                                 
10 Lihat John Naisbitt dan Patricia Aburdene, (selanjutnya disebut sebagai Naisbitt-Aburdene), Megatrends 2000, 
Ten New Directions for the 1990’s (New York: Avon Books, 1991), h. 295. 
11 Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia, (Jakarta: 
Paramadina, 1995), h. 127. 
12Menarik mengikutip pemikiran Soedjatmoko, khususnya harapannya terhadap kemampuan agama dalam 
memberikan sumbangan moril untuk mengatasi pelbagai krisis yang melingkari kehidupan manusia modern. 
Tetapi, menurutnya, agamapun kini sedang diuji dan ditantang oleh zamannya. Untuk bisa berperan lebih vokal, 
katanya, agama harus selalu mencoba menjembatani jalannya sejarah dengan unsur-unsur moral yang dapat 
menjamin kehidupan yang lebih manusiawi. Di sini, Spiritualisme, sebagai inti ajaran agama-agama formal 
menjadi sangat penting dan kian menemukan signifikansinya. Penjelasan lebih jauh, lihat hasil wawancara 
Soedjatmoko, “Tanggung Jawab Agama terhadap Hari Depan Umat Manusia”, dalam Ulumul Qur’an, No. 2, Vol. 
2, Th. 1989, ph. 60-66. 
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Kendati demikian menarik sekali mengkaji uraian Naisbitt-Aburdene13 mengenai 
kehidupan beragama di bawah semboyan tersebut. Sebab dari polling pendapat yang 
dikumpulkannya memperlihatkan adanya indikasi menaiknya spiritualisme di kalangan 
masyarakat Amerika, lebih tinggi dari masa-masa sebelumnya. Sejumlah besar dari mereka 
percaya bila “Tuhan adalah kekuatan spiritual yang positif dan aktif”, meskipun gejala itu 
disertai dengan menurunnya peranan agama-agama formal. Kalangan muda terpelajar di 
sejumlah perguruan tinggi adalah yang pertama-tama bersikap sangat kritis kepada agama-
agama formal. Mereka menilai gereja dan sinagog “sibuk dengan masalah-masalah 
keorganisasian, dengan meminggirkan isu-isu teologis dan spiritual”. Maka, demikian 
Naisbitt-Aburdene, mereka, kaum muda itu bukannya manusia “beragama” (religious) tetapi 
“berkeruhanian” (spiritual). 

Sedemikian besar perhatian masyarakat Barat terhadap kehidupan spiritualitas, sehingga 
pada akhir dasawarsa 1980-an terbit sebuah ensiklopedi besar berjilid 25, World Spirituality: 
An Encyclopedic History of the Religions Quest yang sangat sarat pengetahuan spiritual di 
zaman arkaik, agama-agama, esoteris modern, hingga satu jilid berkaitan dengan pertanyaan 
sekular atas keabsahan spiritualitas itu sendiri.  

Sementara itu, satu masalah mendasar adalah munculnya “kebingungan-kebingungan 
teologis,” khususnya bagaimana seseorang mesti mendefinisikan dirinya di tengah-tengah 
agama lain yang juga eksis dan punya keabsahan. Padahal, seperti diketahui bila teologi lama 
di set-up dan sejarah pun kemudian mengekstremkannya dalam suatu kondisi non pluralitas: 
“Bahwa hanya agamakulah yang paling benar, sementara agama lain menyimpang.”  Belum 
lagi masalah-masalah sosial-politik yang sering tiba-tiba memunculkan ketegangan dan krisis 
di kalangan antar pemeluk keagamaan. Untuk fenomena terakhir dapat disaksikan pada 
peristiwa-peristiwa lokal belakangan ini, yang juga timbul di pelbagai kawasan di tingkat 
global.14 

Tak sedikit pemikir mencoba menanggapi fenomena tersebut. Hugh Goddard misalnya 
seorang Kristiani, dosen Teologi Islam di Nottingham University Inggris menulis sebuah 
buku yang cukup menantang: Christians and Muslims, from Double Standards to Mutual 
Understanding (1995). Buku ini melukiskan bahwa dalam seluruh sejarah hubungan Kristen-
Islam, apa yang sejauh ini telah membuat hubungan itu berkembang menjadi 
kesalahpahaman—bahkan  menimbulkan suasana “saling mengancam” satu sama lain—

                                                 
13 Naisbitt-Aburdene. Megatrends 2000, h. 295-6. 
14 Munculnya pelbagai krisis dan ketegangan yang dipandang sebagai ekses paling kuat dari penyimpangan 
pemahaman keagamaan, memang sempat menjadi fenomenal di beberapa kawasan. Bentuk-bentuk gerakan 
spiritual dengan sistem pengorganisasian yang relatif ketat—dan karena itu cenderung eksklusif, absolut dan tidak 
toleran—mungkin sekali, tak lain adalah apa yang diamati Alvin Toffler sebagai gejala “kultus” (cult). Bagi 
Toffler, merajalelanya kultus adalah gejala sosial yang membingungkan yang hanya dapat diterangkan jika kita 
melihat gejala-gejala negatif masyarakat industri, seperti misalnya kesepian yang disebabkan oleh hilangnya 
struktur masyarakat yang kukuh dan ambruknya makna yang berlaku; lihat, dalam Toffler. The Third Wave, (New 
York: Bantam Books, 1990), h. 374. Di samping itu, gejala tersebut tak dapat begitu saja dilepaskan dari situasi 
sosial-politik-ekonomi yang melingkari sebuah kawasan. Contoh yang paling sering disebut-sebut sebagai gerakan 
kultus ini—untuk menyebut beberapa diantaranya—adalah, Unification Church, Divine Light Mission, Hare 
Krishna, The Way, People’s Temple, Yahweh ben Yahweh, New Age, Aryan Nation, Christian Identity, The Order, 
Scientology, Jehorah Witnesses, Children of God, Gerakan Baghawan Shri Rajnesh, dan lain-lain. Bahkan dalam 
perspektif yang lebih luas, meletusnya sejumlah konflik sosial di pelbagai wilayah di belahan nusantara beberapa 
tahun terakhir seperti tragedi Ambon, Poso, Aceh,—sekadar menunjuk beberapa  di antaranya—dapat dipandang 
sebagai akibat samping paling serius dari cara pandang agama dengan mentalitas double standards yang 
digenggam kukuh oleh para penganut agama. 
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adalah  tak lain dari kondisi “standar ganda” (double standards) yang menyelimuti konstruk 
teologi mereka.15 

Dengan kata lain, orang Kristen ataupun Islam menetapkan standar-standar yang berbeda 
untuk dirinya—yang  biasanya standar itu bersifat ideal-sakral-transenden—sementara  
penilaian terhadap agama lain memakai standar lain, yang lebih bersifat empiris-profan-
historis. Melalui standar ganda ini muncul prasangka-prasangka sosiologis dan teologis, yang 
pada urutannya memperkeruh relasi lintas agama.  

Dalam perspektif teologi misalnya, ”standar ganda” itu lahir dalam bentuk kesadaran kuat 
bahwa: agama kita adalah agama yang paling sejati dan asli berasal dari Tuhan, sementara 
agama lain tak lebih dari konstruksi manusia atau setidaknya berasal dari Tuhan tapi telah 
direduksi sedemikian rupa oleh pemeluknya sehingga memperlihatkan konstruk agama yang 
“manusiawi”. Dalam sejarah pun, mentalitas double standards ini memperlihatkan dirinya 
lebih ekstrem dalam bentuk klaim kebenaran (truth claim) antara satu agama tertentu  yang 
menghakimi agama lain dalam derajat keabsahan teologis di bawah agama yang menilai. 
Dalam konteks seperti inilah pelbagai krisis lalu muncul di kalangan antar umat beragama. 

Ilmuwan lain yang melihat bahwa munculnya krisis akibat kompleksitas relasi lintas 
agama adalah Arthur J. D’Adamo. Bagi D’Adamo, penulis Science Without Bounds, A 
Synthesis of Science, Religion and Mystics (1995) ini, bahwa “cara pandang agama” 
(Religion’s Way of Knowing) yang eksklusif justru menjadi akar seluruh konflik antar umat 
beragama yang timbul kemudian. Karakteristik Religion’s Way of Knowing—demikian  
D’Adamo—berangkat  dari sebuah paradigma bahwa hanya agama dan kitab sucinyalah 
sumber kebenaran, dan sepenuhnya diyakini sebagai: (1) bersifat konsisten dan berisi 
kebenaran-kebenaran yang tanpa kesalahan sama sekali; (2) bersifat lengkap dan final dan 
karena itu memang tidak diperlukan kebenaran dari agama lain; (3) kebenaran agama sendiri; 
dianggap merupakan satu-satunya jalan keselamatan, pencerahan atau pembebasan; dan (4) 
seluruh kebenaran itu diyakini original dari Tuhan dan bukan konstruksi manusia.16  

 Akar krisis epistemologis yang diungkapkan D’Adamo, jelas bisa mengejutkan banyak 
pihak, terlebih mereka yang beragama secara taat. Apalagi dalam pandangan D’Adamo ini, 
Religion’s Way of Knowing dilihat sebagai sesuatu yang tidak kritis. Padahal—bayangkan  
saja—agama  mana yang tidak mengakui bahwa agama dan kitab sucinya itu bersifat 
konsisten dan penuh dengan kebenaran tanpa kesalahan sama sekali; bersifat lengkap dan 
final, karena itu tak ada lagi dan juga tidak diperlukan kebenaran lain, apalagi kebenaran 
agama baru setelah agamanya sendiri. Juga agama mana yang tidak mengakui bahwa hanya 
agamanyalah yang merupakan satu-satunya jalan keselamatan atau jalan pembebasan. 
Apalagi kitab suci yang merupakan rujukan dasar dari cara beragama dan penyelamatannya 
itu memang diakui betul-betul berasal dari Tuhan.17 Bahkan di sini dapat ditegaskan bahwa 
hanya bangunan keimanan yang sakitlah yang meragukan agama dan kitab sucinya sebagai 
sesuatu yang autentik: benar dan berasal dari Tuhan. 

Dalam perspektif modern—seperti ditunjukkan antara lain oleh D’Adamo—bahwa 
Religion’s way of knowing jelas bisa menimbulkan masalah besar, khususnya jika suatu 
ikhtiar relasi lintas agama coba dibentangkan.  Masalah yang bisa timbul adalah “perang” 
klaim kebenaran (truth claim) dan selanjutnya perang klaim keselamatan (salvation claim). 

                                                 
15 Hugh Goddard: Christians and Muslims: From Double standards to mutual understanding (Richmond, Surrey: 
Curzon Press, 1995) 
16 Lihat Budhy Munawar-Rachman, “Berteologi dalam Konteks Agama-agama”, dalam Republika, Senin, 22 
januari 1996, h. 6 
17Budhy Munawar-Rachman, “Kata Pengantar” dalam Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis. 
Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. xxiv. 
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Dalam perjalanan sejarah studi lintas agama, ciri studi agama jenis ini mewakili cara pandang 
”apologetik” dan mengandung semangat ”intoleransi” sangat kuat. 

Sementara, dari sudut pandang sosiologis, claim of truth dan claim of salvation ini telah 
melahirkan berbagai konflik sosial-politik yang pada urutannya meletuskan tidak sedikit 
perang antar agama,18 yang hingga kini masih tampak geliatnya meski dengan bentuk yang 
relatif berbeda. 

Akan tetapi, satu hal yang membingungkan—baik  secara teologis maupun 
epistemologis—adanya  kenyataan yang menunjukkan bahwa agama lain juga memiliki klaim 
serupa, bahkan dengan tingkat kecanggihan teoretis yang tidak kalah rasionalnya. Pertanyaan 
yang muncul kemudian adalah: adakah ruang yang memungkinkan hidup rukun dan harmonis 
terwujud dalam kehidupan antar umat beragama—sementara  pluralitas agama, keragaman 
bangunan teologi, pemikiran, budaya dan historisitas masing-masing agama—secara  ketat 
dan dinamis ”berinteraksi” langsung satu sama lain dalam kehidupan keseharian mereka? 
Atau dengan ungkapan sebaliknya: mungkinkah pluralitas keagamaan dapat berjumpa dalam 
sebuah ”titik temu” terutama dalam merumuskan “kebenaran universal” demi terciptanya 
keharmonisan hidup bersesama di kalangan antar umat beragama di tanah air? 

Setidaknya terdapat dua jawaban atas pertanyaan itu. Pertama, mereka yang bersikap 
pesimistik. Kalangan ini melihat adanya kesulitan teologis ataupun epistemologis untuk 
”mempertemukan” pelbagai keyakinan yang ada. Sebab bagi masing-masing pemeluk agama, 
tidak semata terletak pada rumusan tapi juga substansi kebenaran mereka berbeda secara 
radikal. Sementara kelompok kedua, lebih terbuka, optimistik dan karena itu pula 
mengapresiasi dialog. Kelompok terakhir ini, mengajak pelbagai bentuk agama dan tradisi 
yang autentik agar memiliki visi “universal” dalam merumuskan apa yang dalam filsafat 
disebut the meaning and the purpose of life (makna dan tujuan hidup). Itu sebab, dalam 
konteks ini perjumpaan berbagai bentuk keagamaan yang terpenting tidak semata-mata pada 
dataran ”bentuk” atau formalnya (eksoteris), namun lebih ditekankan pada aspek “dalam” dan 
”isi” (esoteris)nya. Karena menurut keyakinan kelompok ini, hanya dengan melepaskan 
klaim-klaim kebenaran dan keselamatan yang berlebih, mengoreksi diri tentang standar ganda 
yang sering dipakai menghakimi agama lain dan selanjutnya memperluas pandangan inklusif 
teologi, barulah agama-agama akan mempunyai peran penting di masa depan, khususnya 
dalam upaya membangun dasar spiritualitas peradaban umat manusia. 

 Berangkat dari kesadaran untuk mendialogkan agama dari tataran substansinya, di mana 
agama pada dasarnya dipandang sebagai relatively absolute (hanya secara relatif absolut), 
atau jika dibalik absolutely relative atas klaim-klaim kebenaran yang secara tradisional 
memang inheren dalam agama maka agama bisa diharapkan kembali seperti sedianya 
mengambil peran pembebasan (interior dan eksterior) atas kemanusiaan. Perspektif terakhir 
inilah yang dikenal belakangan sebagai philosophia perennis.     

Dari uraian tersebut di atas, serangkaian pertanyaan terbit: seberapa jauhkah relevansi 
philosophia perennis sebagai sebuah perspektif studi dan relasi lintas agama kini dan di masa 
depan di Indonesia? Sejauh manakah relevansi visun philosophia perennis terhadap 
kehidupan beragama di Indonesia, khususnya bagi perumusan resolusi konflik antar umat 
beragama yang belakangan kian menampakkan intensitasnya di tanah air. 

                                                 
18 “Perang Salib”, misalnya mungkin dapat dipandang sebagai salah satu contoh terburuk tragedi kemanusiaan 
dalam sejarah yang memperlihatkan konflik antar-agama. Meletusnya peperangan yang dikobarkan oleh semangat 
“perang suci” masing-masing yang bertikai—antara Kristen dan Islam—belakangan menjelma “arena 
pembantaian” umat manusia. Satu artikel menarik yang mencoba menelusuri “Akar-akar Konflik Muslim-
Kristen,” lihat antara lain, Mahmoud M. Ayoub dalam The Muslim World, No.1, vol. LXXIX, Januari 1989, h. 
25-45. 



238 | SIGMA PANCASILA Menganyam Kepelbagaian Meneguhkan Keindonesiaan 

Paragraf-paragraf berikut ini akan coba menawarkan studi dan pergaulan lintas agama 
dalam perspektif philosophia perennis—sebuah perspektif  yang secara epistemik tidak saja 
berpeluang meneguhkan sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi sekaligus 
memberi uraian teoretik apa yang  diungkapkan Soekarno pada Pidato 1 Juni 1945 sebagai 
”Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi  pekerti luhur, dan Ketuhanan 
yang saling menghormati satu sama lain”. 

 
Kerangka Konseptual Philosophia Perennis 

 
Mengawali tulisan ini, sangat perlu agaknya mempertegas apa yang dimaksud dengan 

philosophia perennis atau terkadang juga disebut sophia perennis. Dalam telaah S. H. Nasr, 
“Kedua kata itu tidak sepenuhnya identik: yang pertama lebih bersifat intelektual, sementara 
yang kedua lebih merupakan aspek perwujudannya.”19  

Dalam sejarah, perennial philosophy (Inggris), philosophia perennis (Latin) dan al-
hikmah al-khâlidah (Arab), telah digunakan secara luas oleh aliran-aliran pemikiran, dari 
kaum neo-Thomis hingga Aldous Huxley. Bahkan nama terakhir ini membuat istilah 
perennial philosophy demikian populernya di kalangan banyak mahasiswa yang bukan 
spesialis dalam studi agama dan filsafat, karena ia menggunakan istilah tersebut untuk judul 
bukunya The Perennial Philosophy, yang terkenal itu. Karena demikian luasnya istilah itu 
digunakan sehingga perlu dijernihkan dalam konteks studi ini. 

Kata philosophia perennis—seperti ditekankan selama ini oleh A.K. Coomaraswamy—
dimaksudkan sebagai pengetahuan yang selalu ada dan akan selalu ada, yang bersifat 
universal. “Ada” dalam pengertian di antara orang-orang yang berbeda ruang dan waktu 
maupun yang berkaitan dengan prinsip-universal. Di samping itu, pengetahuan yang 
diperoleh intellectus ini diandaikan Schuon terdapat dalam jantung semua agama dan tradisi   
yang autentik.20 

Sementara itu, Aldous Huxley menyebutkan bahwa philosophia perennis adalah:  (1) 
metafisika yang memperlihatkan suatu hakekat kenyataan Ilahi, dalam segala sesuatu: 
kehidupan dan pemikiran, (2) suatu psikologi yang memperlihatkan adanya suatu jiwa (soul) 
manusia yang identik dengan kenyataan Ilahi itu; dan (3) etika yang meletakkan tujuan akhir 
manusia dalam pengetahuan—yang bersifat imanen maupun transenden—mengenai  seluruh 
keberadaan.21 

Sedangkan Frithjof Schuon mengungkapkan bahwa philosophia perennis adalah, “The 
timeless metaphysical truth underlying the diverse religions, whose written sources are the 
revealed scriptured as well as the writing of the gread spiritual masters”.22  

Dengan begitu, philosophia perennis memperlihatkan kaitan seluruh eksistensi yang ada 
di alam semesta ini dengan Realitas Mutlak. Wujud pengetahuan tersebut dari dalam manusia 
hanya dapat dicapai melalui Intelek—istilah yang telah dikenal sejak zaman Plotinus lewat 
karyanya The six Enneads—sebagai ungkapan lain dari soul atau Spirit. “Jalan” inipun hanya 

                                                 
19 Tentang term “Filsafat Perennial” dan sejarah penggunaannya, lihat S.H. Nasr Knowledge and the Sacred, (New 
York: 1981), h. 68. 
20 Bisa dicatat bahwa dalam perspektif doktrin filsafat perennial yang paling fundamental, intellectus tidak 
dikacaukan dengan ratio (rasio). Rasio, seperti sekarang dipahami merupakan pemikiran terhadap rencana ruh dari 
intelek yang mampu mengetahui Tuhan dan yang bersifat Ilahiah dan sekaligus akses ke manusia, sehingga mereka 
sadar akan eksistensi mereka. Uraian menarik tentang perbedaan term tersebut lihat Frithjof Schuon, The 
Transcendent Unity of Religion, 1975, h. xviii dan 52 
21 Lihat Aldous Huxley, The Perennial Philosophy (New York: Harper & Row Publisher, 1994), h. vii. 
22 Frithjof Schuon, The Transcendent Unity of Religion (Wheton Illinois: Library of Congress, 2005), h. 53 
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dapat dicapai melalui tradisi-tradisi, ritus-ritus, simbol-simbol dan sarana-sarana yang 
memang diyakini oleh kalangan perennial sebagai berasal dari Tuhan. 

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa philosophia perennis adalah satu perspektif 
yang mengandaikan adanya “kesatuan transenden” atau “kesatuan spiritual” pada setiap 
agama dan tradisi autentik. Perspektif ini, tidak semata mengedepankan aspek-aspek “dalam” 
(esoteris) dari setiap bentuk keagamaan, tetapi juga memiliki kemampuan mengeliminir 
sejumlah perbedaan eksternalitas agama. Meskipun demikian, tidak dengan sendirinya berarti 
philosophia perennis berpandangan bahwa “semua agama adalah sama”: Suatu pengandaian 
yang sama sekali a-historis dan tidak menghormati religiusitas yang partikular. Sebaliknya, 
philosophia perennis justru berpandangan bahwa Kebenaran Mutlak (The Truth) hanyalah 
satu, tidak terbagi. Tetapi dari yang Satu ini memancarkan berbagai “kebenaran” (truths) 
sebagaimana halnya matahari yang secara niscaya memancarkan cahayanya.  

Dengan mengembangkan perspektif transendental ini ditemukan kemudian adanya 
norma-norma abadi yang hidup dalam jantung setiap agama-agama besar maupun tradisi-
tradisi spiritual kuno. The heart of religion inilah yang bersifat Ilahi dari agama-agama itu 
serta menjadi kajian serius—dan pada urutannya diyakini lalu disiarkan—oleh  kaum 
perennialis. Dengan kata lain, upaya transenden-metafisis inilah yang diyakini oleh kalangan 
perennialis sebagai “kunci” agar manusia dapat memahami ajaran agama-agama yang sangat 
kompleks, aneka, dan penuh misteri yang tak pernah dapat diselami maknanya lewat analisis 
empiris apalagi historis sebagaimana yang dilakukan oleh para sarjana agama-agama sejauh 
ini. Karena itulah, kajian tentang philosophia perennis tidak saja menawarkan perspektif 
alternatif bagi studi lintas agama di masa depan yang dekat, tetapi juga mengokohkan wacana 
dialog intra-religius di kalangan umat beragama yang pada urutannya diharapkan mampu 
menjadi resolusi konflik antar umat beragama di tanah air. 

Meski demikian, tidak berarti philosophia perennis sunyi dari kritik. Sebut saja misalnya 
para ahli agama yang tidak percaya akan adanya “kesatuan transenden”, memandang 
philosophia perennis sebagai sesuatu yang tidak ada dan hanya merupakan imajinasi dari para 
penganut philosophia perennis saja. Apalagi jika secara empiris mereka hanya mampu 
melihat pertentangan-pertentangan yang terdapat dalam agama-agama sementara mereka 
tidak mau melihat adanya the common vision dari agama-agama dan tradisi yang autentik 
tersebut. 

F. Zaehner umpamanya, sebagai seorang Kristen yang ahli Hindu dan Sufi menyebut, 
”Alih-alih kesatuan, justru lebih banyak pertentangan dalam agama yang satu dengan yang 
lain.” Di kalangan tradisional Islam juga tidak sedikit yang menolak gagasan “kesatuan 
transenden” ini, seperti Seyyed Naquib al-Attas. Pada hal dengan philosophia perennis ini—
tentu  saja bagi penganut kearifan ini—disadari  adanya “yang Infinite” atau ”Yang Tak 
Terhingga” di balik kenyataan (levels of Reality [alam terrestrial, intermediate, celestial]). 
Juga dalam diri manusia—yang  dalam philosophia perennis disebut levels of selfhood—
terdiri  dari body, mind, soul, atau dalam istilah Islam, jasad, nafs, dan ‘aql dipercayai adanya 
apa yang disebut “Spirit” (Ruh). Alam semesta (macrocosmic) dan manusia (microcosmic) 
pada dasarnya memiliki ikatan “persaudaraan kosmik” dan karena itu tak lebih sebagai tajalli 
atau bentuk  perwujudan dari Yang Infinite/Spirit ini, yang dalam Islam disebut al-Haqq.23         

Karena kepercayaan akan adanya levels of Reality dan levels of Selfhood, maka para 
penganut filsafat ini memercayai  adanya dunia yang bersifat hirarkis. Huston Smith dalam 
bukunya The Forgotten Truth (1992) menyebut tingkat-tingkat ini sebagai the great chain of 
being (”mata rantai agung seluruh keberadaan”). Atau E.F. Schumacher yang menyebutkan 
dengan istilah the hierarchy of existence (”tingkat-tingkat eksistensi”), mulai dari Tuhan pada 
                                                 
23 Lihat, Budhy Munawar-Rahman, “Pengantar”, h. xxix. 
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peringkat tertinggi hingga manusia dan makhluk-makhluk/benda-benda “di bawah” manusia. 
Atau sebaliknya dari benda-benda mati pada tingkat paling rendah, hingga Tuhan pada tingkat 
paling tinggi dan Tak Tepermanai. 

Dari sudut pandang hirarkis atau tingkat-tingkat eksistensi inilah dibangun sebuah 
argumen bahwa “Tradisi” adalah jalan yang memberitahu kita bagaimana menempuh 
pendakian dari tingkat eksistensi/realitas yang lebih rendah—yaitu  kehidupan sehari-hari 
ini—sampai  ke tingkat/realitas yang paling tinggi; kepada Tuhan melalui pengalaman-
pengalaman kesatuan mistis (mystical union), pengalaman kesatuan transendental atau 
wahdat al-Wujud dan pengalaman-pengalaman spiritual lainnya. 

Dalam konsteks ini tampak jelas bahwa salah satu tema terpenting dalam kajian 
philosophia perennis adalah the transcendent unity of religions atau “kesatuan transenden 
agama-agama”. Dari perspektif ini dapat dipahami bahwa philosophia perennis menawarkan 
satu ”ruang perjumpaan” antar pemeluk keagamaan dan keyakinan yang lebih bersifat 
substansial, sejuk, dialogis dan di atas segalanya berada dalam “tataran” spiritual-
transendental. 

Dengan kata lain, perspektif philosophia perennis  terbangun di atas sebuah paradigma 
bahwa semua agama dan tradisi yang autentik berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun 
dalam perjalanan historisitas umat manusia menjumpai sejumlah bentuk keagamaan dan 
tradisi, tetapi philosophia perennis mengandaikan bahwa semua “jalan kebenaran” berawal 
dan berakhir pada Kebenaran Tunggal, yaitu Tuhan.  

Tak sedikit buku dan artikel yang telah ditulis mengenai philosophia perennis. Sebut saja 
di antaranya;  Frithjof Schuon, Islam and the Perennial Philosophy (1976), The Transcendent 
Unity of Religions (1975), Echoes of Perennial Wisdom (1992), Christianity/Islam: Essays 
on Esoteric Ecumenicism (1981); Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and the Sacred (1990), 
The One and the Many (1993), Sufi Essays (1972) dan artikelnya, “The Philosophia Perennis 
and Study of Religion” (1984); Howard P. Kainz, The Philosophy of Man: A New 
Introduction to Some Perennial Issues (1977); Aldous Huxley, The Perennial Philosophy 
(1994). Di samping itu, beberapa karya terjemahan dan buku karangan cendekiawan Muslim 
Indonesia dapat disebutkan di sini, antara lain; Komaruddin Hidayat dan Muhammad 
Wahyuni Nafis, Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial (Jakarta, 1995), Ahmad 
Norma Permata (ed), Perennialisme: Melacak Jejak Filsafat Abadi (Yogyakarta, 1996) dan 
Muhammad Sabri, Keberagamaan yang Saling Menyapa: Perspektif Filsafat Perennial 
(Yogyakarta, 1998). Sebagai sebuah perspektif—tentunya dalam keyakinan para penganut 
kearifan ini—philosophia perennis dapat menjadi salah satu bentuk pendekatan dalam 
hubungan lintas-agama. Yang ditawarkan di sini ialah “dialog lintas-iman” (interfaith 
dialogue), sebuah dialog yang lebih substansial dan berlangsung di kalangan para pemeluk 
keagamaan dan keyakinan untuk melihat masalah kemanusiaan bersama dalam perspektif 
keimanan masing-masing. Dengan kata lain, perspektif ini mengajak seluruh penganut agama 
dan tradisi autentik yang ada, agar “pesan kebenaran” agama—khususnya dari “makna-
dalam” (esoterisnya)—dapat  menjadi perspektif dan sumber motivasi dalam melihat serta 
memecahkan problem kolektif umat beragama dan karena itu juga masalah kemanusiaan 
secara keseluruhan. Berangkat dari kesadaran seperti itu, diharapkan perspektif ini memiliki 
relevansi kuat terhadap kondisi obyektif bangsa Indonesia yang plural dan acap kali terancam 
konflik dan konfrontasi antar umat beragama karena dipicu oleh paham keagamaan tertentu. 

Dari sejumlah penelitian menunjukkan, pendekatan studi agama yang bersifat empiris-
historis an sich menciptakan reduksionisme agama yang begitu hebat dan berakibat pada 
lahirnya pemahaman keagamaan yang “kering” karena pendekatan ini tak mampu menyelami 
makna-dalam (esoteris) agama yang tengah diteliti. Sementara pendekatan philosophia 
perennis semata yang bersifat normatif-filisofis-esoterik cenderung mengalami “kemacetan” 
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dalam menstudi empirikalitas eksternal agama (eksoteriknya), sebab lebih menekankan 
pencarian makna transendensi agama. Karena itu studi agama membutuhkan paradigma 
ganda: empiris-historis-eksoterik dan normatif-perennialistik-esoterik. Integrasi dan sintesa 
kreatif antar kedua bentuk pendekatan inilah yang diharapkan kelak lebih relevan dan 
diprediksi menjadi corak dominan studi dan relasi lintas agama kini dan di masa depan yang 
tidak terlalu jauh. 

 
Ketuhanan Yang Maha Esa: Akar Kesatuan Transendensi Agama-
agama 

 
Tak sedikit peneliti yang mengandaikan Indonesia sebagai  sebuah melting pot dan 

sekaligus ”super market” yang ramai bagi pengaruh agama-agama dunia. Agama-agama 
dunia datang silih berganti. Satu menggantikan yang lain, tetapi dalam arti tertentu juga ada 
semacam pola amalgamasi: baik antar sesama agama dari luar maupun antara agama luar 
dengan tradisi agama lokal. Dari catatan sejarah, tampak bahwa pola hubungan antar agama 
di masa lalu yang jauh sangat dipengaruhi oleh politik stelsel dan politik keagamaan 
pemerintah kolonialisme Belanda. Masing-masing pihak dibiarkan dalam sebuah hubungan 
anti-tesis, persaingan dan ketegangan. Syakwasangka dan sikap ignoran sengaja disulut demi 
kepentingan politik Kolonial. Pemerintah kolonial melakukan politik keagamaan yang hanya 
bersumbu pada dogma dan bukan pada etika; pada doktrin dan bukan pada perilaku. 
Akibatnya, kehidupan agama bercorak eksklusif dan kehilangan inspirasi yang segar bagi 
umat dan masyarakat untuk menuntut perbaikan nasib. Agama boleh menjadi apa saja asal 
tidak menjadi agama pencerahan atau agama pembebasan. Oleh elit penguasa Kolonial, 
komunikasi antar-agama dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak berjalan secara bebas 
dan terbuka. Pada saat itu agama telah kehilangan “daya tohok psikologis” atau psychological 
striking force untuk sebuah perubahan yang lebih baik. 

Sejak abad 19, agama-agama muncul dalam sebuah fase formatif yang ditandai oleh 
upaya untuk merumuskan ajaran-ajaran dan pendidikan yang dirasa cocok dengan tantangan 
yang muncul saat itu. Terjalinnya hubungan dengan pusat-pusat keagamaan di luar negeri 
menyebabkan munculnya gerakan purifikasi  agama. Ortodoksi lalu menjadi ciri yang 
menonjol. Sebut saja misalnya, kekristenan menjadi identik Barat, begitu pula Islam lebih 
berkiblat ke Tanah Arab, Hindu ke India, dan Budha ke Srilangka atau Thailand. Proses 
purifikasi ini sering pula dimuati oleh masalah-masalah luar—baik  berupa problem historis 
maupun teologis—ke  dalam negeri. Pada gilirannya, problem-problem impor tersebut bisa 
menjadi problem laten dan sukar dicari jalan keluarnya. Sekadar contoh, stigma sejarah yang 
pahit tentang ”Perang Salib” turut mengemuka juga di Indonesia. Dendam sejarah, kebencian 
dan permusuhan bisa muncul kembali ketika cerita tentang perang yang berjalan selama 
berabad-abad itu dibaca dalam konteks pemahaman yang salah. Begitu pula perang yang 
terjadi antara golongan Protestan dan Katolik di sejarah Eropa bisa pula menimbulkan trauma 
yang sama serta menimbulkan kembali prasangka keagamaan yang negatif.   

Daftar panjang “perang agama” bisa ditambah dengan konflik-konflik di zaman modern 
sebagaimana yang terjadi di Irlandia Utara, Libanon, Israel, Bosnia, dll. Bahkan fenomena 
kerusuhan terkini yang cukup akut dan menebarkan api kebencian antar umat beragama 
seperti terjadi di sejumlah kota di tanah air: Luwu, Poso, Maluku, Sampit, Yogyakarta, 
Tolikara—untuk  sekadar menyebut beberapa di antaranya—dapat  dipandang sebagai 
kelanjutan logis dari stigma masa lalu tentang “perang agama” tersebut. Dalam konteks ini, 
agama-agama bisa berperan sebagai minyak di atas nyala api yang membakar: alangkah 
panasnya nyala itu menyiksa dan melumatkan sekian banyak manusia di panggung sejarah. 
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Suara-suara pesimistis terhadap fenomena agama bahkan menyimpulkan: sekali agama 
berperan dalam konflik dan peperangan, sulit orang keluar dari sana tanpa luka-luka sosial 
dan ruhani yang mendalam.  Demikian pula halnya dengan konflik yang dipicu oleh 
kecemburuan sosial-ekonomi dan dibingkai oleh sentimen etnis, acap kali justru semakin 
menambah wajah buram bangsa kita. Di sini tampak jelas bahwa pemicu lahirnya sejumlah 
konflik di atas pentas sejarah kemanusiaan tidaklah berdiri tunggal  tetapi dibangun di atas 
stigma yang demikian kompleks dan menyentuh wilayah sensitifitas kesadaran kolektif 
manusia.  

Dalam konteks ini, kesadaran akan kepelbagaian atau pluralisme lalu menjadi nilai yang 
sangat penting. Kendati demikian, secara dini kita perlu membedakan dua persitilahan yang 
memiliki kemiripan: “pluralitas” dan “pluralisme.” Sebab tak sedikit kalangan acap kali 
mengacaukan penggunaan dua persitilahan tersebut.  Pluralitas adalah sebuah fakta tentang 
kepelbagaian yang ada secara alami dan berdasarkan hukum alam: ras, warna kulit, suku, 
agama, budaya, jenis kelamin dan seterusnya. Pluralitas, karena itu,  bukanlah sebuah pilihan 
tetapi anugerah Tuhan bagi manusia. Itu sebab, tak ada yang salah dalam pluralitas. 
Persoalannya kemudian: bagaimana seseorang menyikapi kepelbagaian itu? Rumusan jawab 
terhadap pertanyaan itulah kelak melahirkan pluralisme. Karena itu, pluralisme di sini tidak 
dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, 
terdiri dari berbagai suku, bahasa, tradisi, dan agama—yang  justru hanya menggambarkan 
kesan fragmentasi—bukannya pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekadar 
sebagai “kebaikan negatif” (negative good), hanya ditilik dari kegunaannya untuk 
menyingkirkan fanatisisme (to keep to fanaticism at bay). Sebaliknya, pluralisme—seperti 
digambarkan secara amat baik oleh Nurcholish Madjid—mesti dipahami sebagai “pertalian 
sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban” (geniune engagement of diversities within 
the bonds of civility).24  Karena itu, pluralisme adalah sebuah sikap yang mengakui sekaligus 
menghargai, menghormati, memelihara, dan, bahkan mengembangkan atau memperkaya 
keadaan yang bersifat plural, jamak atau kepelbagaian itu. Dalam konteks teologi lintas-
agama misalnya, pluralisme membangun  sebuah postulat: bahwa dalam jantung setiap agama 
dan tradisi  autentik mempunyai pesan kebenaran yang sama yakni kita semua ”berasal” dan 
akan ”kembali” kepada satu tujuan yang sama: kepada Yang Absolut, Yang Awal-Yang Akhir, 
Yang Hollygious atau dalam teologi disebut sebagai Tuhan.  

Akan tetapi dalam konteks kebangsaan kita, belakangan ini paham kebinekaan atau 
pluralisme terancam sirna dan keutuhan bangsa sebagai nation-state pun terkoyak—
menyusul sejumlah fakta kerusuhan sosial yang membara di sejumlah kota di tanah air—
ditengarai karena dipicu oleh masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau 
”politik identitas” yang sangat kompleks. Terlepas dari berbagai analisis tentang apakah akar-
akar konflik sosial itu terletak pada wilayah ekonomi, politik, sosial, budaya, etnis atau 
agama, namun aspek terakhir diyakini sementara pihak sebagai faktor yang paling sensitif 
memicu kerusuhan tersebut.   

Sejauh ini, kepelbagaian (pluralitas)—yang oleh rezim politik Orde Baru bahkan secara 
peyoratif telah mempopulerkannya dengan istilah SARA—tampak tidak dikelola secara baik. 
Perdebatan masalah-masalah penting dari agama-agama misalnya, tidak pernah dikemukakan 
secara transparan demi mendapatkan “titik-titik pertemuan” bersama. Pendidikan agama pun 
cenderung diajarkan secara literer, formalistik dan adhoc sehingga wawasan pluralisme atau 
kebinekaan yang menjadi realitas masyarakat justru tidak tampak sama sekali. Pengajaran 
agama yang mencoba menumbuhkan kritisisme dan apresiasi atas agamanya sendiri atau 
                                                 
24Nurcholish Madjid, “Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan,” Republika, 
10 Agustus 1999. 
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agama orang lain bahkan  bisa dikategorikan menyesatkan. Sebab salah satu masalah 
mendasar yang selalu menghadang adalah munculnya kebingungan-kebingungan teologis, 
khususnya menyangkut sikap: bagaimana seseorang harus mendefinisikan dirinya secara 
tepat di tengah-tengah agama lain  yang juga eksis dan punya keabsahan? Di masa rezim 
politik Orde Baru, SARA atau ”politik identitas” bukannya diterima sebagai anugerah Tuhan, 
tetapi bahkan menjadi bingkai pemicu konflik dan penebar kebencian di kalangan 
masyarakat. Parahnya, dunia pendidikan—terutama bila mencoba menelaah kurikulum dan 
silabi yang diberlakukannya—sangat  tidak kondusif bagi terciptanya suasana dialogis dan 
mendorong spirit kebinekaan, demokratis dan penuh dengan suasana kekeluargaan.  
Sementara dalam kehidupan sosial juga telah terbangun stigma tentang SARA yang 
cenderung dimaknai sebagai sesuatu yang sangat berbahaya dan negatif.  Akibatnya, kendati 
pun terdapat upaya-upaya pencegahan dan penyelesaian konflik sosial yang demikan akut, 
terutama karena dipicu oleh isu SARA—baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non 
pemerintah—terkesan artifisial dan formal, sehingga tidak mampu menyentuh akar konflik 
yang sesungguhnya. Hal tersebut jelas “ibarat api dalam sekam” yang setiap saat bisa meledak 
dan membakar hangus bangsa ini. 

Hari-hari belakangan ini, kita tengah disuguhi serangkaian peristiwa: betapa sulitnya 
beragama dan berkeyakinan secara bebas di Indonesia. Para penganut agama tertentu, 
membangun nalar kekerasan yang seolah muncul dari balik kegelapan, dan membenturkan 
keyakinannya yang eksklusif kepada publik, bahwa ajaran tertentu sesat, pemeluknya boleh 
disakiti, dibunuh, properti dan rumah peribadatannya boleh dibakar dan dijarah. 

 Deskripsi di atas memberi isyarat adanya problem besar dalam kehidupan beragama yang 
ditandai oleh kehidupan kebinekaan di tanah air. Terutama sekali karena dipicu oleh sebuah 
konstruksi teologis dalam tatanan non-pluralitas: bahwa hanya agama kitalah yang paling 
benar, sementara agama lain salah atau menyimpang—“other religions are false paths that 
mislead their followers”25—kata Ajith Fernando. Belum lagi masalah-masalah sosial politik 
yang sering memunculkan ketegangan dan krisis di kalangan antara pemeluk keagamaan, kian 
menambah kerunyaman tersebut.  

Di balik peristiwa yang mengenaskan itu, pada saat yang sama berkembanglah suatu 
paham apa yang disebut sebagai “theologia religionum” (teologi agama-agama) atau “teologi 
lintas-agama” yang menekankan semakin pentingnya dewasa ini untuk dapat “berteologi 
dalam konteks agama-agama” khususnya bangsa Indonesia yang bineka. 

Sementara itu, Aldous Huxley, salah seorang pemikir perennialis terpenting 
mengemukakan, “…in the soul something similar to, or even identical with, Divine Reality” 

26—bahwa  dalam jiwa manusia terdapat “sesuatu” yang identik dengan Kenyataan Ilahi. 
Dalam mengomentari pandangan Huxley itu, Smith mencoba mengulasnya dengan 
menghadirkan ilustrasi berikut:27  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Ajith Fernando, “Other Religions are False Paths that Mislead Their Followers” dalam John Lyden, Enduring 
Issue in Religion (San Diego: Greenhaven Press Inc., 1995), h. 6. 
26 Lihat Aldous Huxley. The Perennial Philosophy (New York, London: Haper Colophon Books, 1970), h. vii. 
27 Huston Smith. Beyond the Postmodern Mind (London: The Theosophical Publishing House, [tt.]), h. 68. 
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Dari ilustrasi di atas tampak adanya apa yang disebut dengan Levels of Reality dan Levels 

of Selfhood. Karena itu, para penganut philosophia perennis meyakini adanya dunia yang 
bersifat hirarkis.  

Sementara itu, Smith mengatakan bahwa pada ilustrasi di atas digambarkan, realitas itu 
muncul dalam tatanan yang “terbalik” (tubuh [body] di atas akal [mind], dan seterusnya) 
adalah wajar,28 karena memang mikrokosmos itu mencerminkan makrokosmos (manusia 
mencerminkan jagad raya), demikian pula sebaliknya. Secara eksternal (manusia) yang baik 
dilambangkan sebagai sesuatu  yang “tinggi”; namun saat kita melihat secara internal, maka 
pemahaman nilai kita akan terbalik: dalam diri manusia yang terbaik adalah justru yang paling 
“terdalam”; ia adalah basis fundamental dan dasar bagi wujud kita. Jalan bagi tubuh (body) 
dan akal (mind) untuk berkorelasi dengan tataran bumi (terrestrial) dan ”cakrawala” 
(intermediate) adalah jelas: yang awal mengapung, sebagaimana adanya, pada yang akhir. 
Para penganut Teisme sama sekali tidak akan mengalami kesulitan untuk mengetahui bahwa 
jiwa (soul)—lokus final individualitas—terlibat dalam hubungan I-Thou dengan Tuhan yang 
dapat diketahui. Akan tetapi mungkin mereka akan menolak pernyataan yang menyebutkan—
seperti  dalam rumusan Huxley—bahwa  “di dalam diri manusia terdapat ‘sesuatu’ yang 
identik dengan Realitas Ilahi”, yang dalam ilustrasi di atas disebut Spirit (Rûh). 

 
Teologi “Lintas-Iman” dan Doktrin Ketuhanan Yang Maha Esa 

 
Tampaklah jika dewasa ini kita kian membutuhkan sebuah teologi  yang lebih inklusif-

pluralis dan selalu siap menyapa problem empirik manusia. Sebab acapkali tampak dalam 
sejarah manusia—seperti banyak diulas di awal tulisan ini—lahirnya sejumlah kekerasan dan 
konflik  yang berimplikasi pada luka sosial dan irisan ruhani cukup dalam justru karena dipicu 
oleh pemahaman teologis tertentu. Karena itu, untuk mendapatkan suatu pemahaman teologi 
yang pluralis, sejuk dan menolak seluruh bentuk kekerasan terhadap manusia  ”atas nama” 
agama, sangatlah penting dimengerti segi-segi konsekuensial dari paham keberagamaan itu. 
Dalam perspektif Religious Studies, setidaknya ada tiga sikap keberagamaan yang sangat 
dominan: eksklusivisme, inklusivisme dan paralelisme. Paham pluralis hanya bisa dibangun 
jika seseorang  secara teologis paling tidak inklusif, tapi akan lebih baik jika menganut paham 

                                                 
28 Huston Smith. Beyond the Postmodern Mind, h. 69. 
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paralelisme. Berikut akan diuraikan secara singkat ketiga bentuk sikap keberagamaan 
tersebut. 

Pertama, eksklusif. Pandangan ini sangat dominan dan dianut oleh sebagian besar 
pemeluk keyakinan dari zaman ke zaman. Dalam ajaran Kristen misalnya, inti pandangan ini 
terwakili dalam doktrin: Yesus adalah satu-satunya jalan yang sah untuk keselamatan. 
“Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, 
kalau tidak melalui Aku” (Yohanes 14:6).  Dalam perspektif orang yang bersikap eksklusif 
ayat tersebut sering dibaca secara literer dan tekstual. Pandangan yang hampir sama juga 
diketemukan misalnya dalam ajaran Islam: “Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, 
(hanyalah) Islam”—inna al-dîn ‘ind al-Lâh al-islâm, (Qs.3:19). 

Kedua, inklusif. Paradigma ini membedakan antara kehadiran penyelamatan (the salvific 
presence) dan aktivitas Tuhan dalam tradisi agama-agama lain, dengan penyelamatan dan 
aktivitas Tuhan dalam Yesus Kristus. Dalam doktrin Kristen misalnya diyakini bahwa 
“menjadi inklusif berarti percaya bahwa seluruh kebenaran agama non-Kristiani mengacu 
kepada Kristus…” kata Alan Race dari Universitas Kent. Dalam perspektif ini, pandangan 
keberagamaan seseorang telah bisa “memahami” jika dalam agama lain pun terdapat 
keselamatan, sepanjang mereka hidup dalam ketulusan Tuhan, melalui Kristus. Tapi 
pandangan ini dikritik oleh kaum paralelis sebagai membaca “agama lain” dengan “kacamata 
agama” sendiri. Karena itu, bagi kaum paralelis perspektif ini jelas bias. 

Ketiga paralelisme. Paradigma ini percaya bahwa setiap agama (agama-agama lain di 
luar Kristen), mempunyai keselamatannya sendiri, dan karena itu klaim bahwa kristianitas 
adalah satu-satunya jalan (sikap eksklusif) atau yang melengkapi atau mengisi jalan yang lain 
(sikap inklusif), haruslah ditolak, demi alasan-alasan teologis dan fenomenologis. Yaitu, 
setiap agama dan keyakinan memiliki jarak yang sama pada Tuhan sebagai pusat Keberadaan 
dan Kebenaran. Semua agama, melayani dan mengelilingi-Nya. Di sini kesejajaran atau 
paralelitas antar pemeluk keagamaan, karena itu, sangat dijunjung tinggi. Meskipun 
demikian, pluralisme tidaklah bertujuan untuk mencapai “keseragaman bentuk agama.” 
Sebab, gagasan itu tidak saja absurd tapi juga a-historis. Jadi yang dibutuhkan sesungguhnya 
adalah keadaan yang “saling menyapa” dan memberi kontribusi positif bagi penyelesaian 
problema bersama masyarakat-bangsa dari perspektif keimanan masing-masing.29 

Meskipun ide pluralisme itu sangat kompleks, tetapi sikap paralelisme ini sangat 
mendukung paham pluralisme, walaupun memang tidak mudah memahami segi ini. Karena 
itu, tak sedikit ahli menggunakan metafor, seperti metafor pelangi, metafor geometris atau 
metafor bahasa. 

Dengan metafor “pelangi” misalnya, dibangun paradigma bahwa pada dasarnya semua 
agama itu mempunyai warna dasar yang sama, yang tidak terlihat dari warna luarnya. Warna 
dasar itu adalah warna putih. Setiap warna muncul dari warna putih lewat “pembelokan,” atau 
dilihat dari sisi lain, setiap warna menyimpan warna putih. Begitulah misalnya, agama Islam 
adalah warna hijau, agama Kristen adalah warna biru dan agama Budha adalah warna kuning. 
Semua warna-warna itu pada dasarnya berasal dari warna putih. Dan warna putih ini sering 
disebut sebagai warna dari “agama primordial.” Para penganut philosophia perennis, 
biasanya menyebut sebagai “primordial truth.” 

 Sikap paralelisme ini kiranya mengekspresikan adanya fenomena “Satu Tuhan, 
banyak agama” yang bermakna suatu sikap toleran terhadap adanya “jalan lain” kepada 
Tuhan (ingat konsep al-subul al-salâm dalam tradisi Islam). Karena itu, yang terpenting dari 

                                                 
29Budhy Munawar-Rachman, Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularsime, Liberalisme, dan Pluralisme 
Paradigma Baru Islam Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Multikultural-The Asia Foundation, 2018) h. 
547-549. 



246 | SIGMA PANCASILA Menganyam Kepelbagaian Meneguhkan Keindonesiaan 

agama bukanlah bentuk atau kerangkanya (eksoteris) tapi substansi dan nilai transendensinya 
(esoteris). Para penganut philosophia perennis berkeyakinan, dalam jantung setiap agama dan 
tradisi yang autentik memiliki “pesan kebenaran” yang sama yang disebutnya the heart of 
religions. Karena itu, setiap agama dan keyakinan autentik memiliki jarak yang sama ke pusat 
Kesadaran dan Kebenaran yaitu Tuhan. Dengan sikap keberagamaan seperti itu diharapkan 
mampu melahirkan pemikiran-keagamaan yang lebih pluralis dan sejuk: satu sikap teologis 
yang memang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita yang kerapkali terancam konflik horizontal 
karena “dipicu” oleh sebuah paham keagamaan yang belum terdewasakan. 

 Sementara itu, meningginya intoleransi berbasis agama akhir-akhir ini disinyalir akibat 
maraknya praktik penyebaran kebencian di tengah masyarakat terhadap kelompok 
keagamaan tertentu yang berujung pada kekerasan. Ditambah lagi intimidasi dan tindak 
kekerasan tersebut tidak diiringi dengan proses sungguh-sungguh penegakan hukum bagi para 
pelakunya. Bagaimana semestinya kita membaca paras buram kebangsaan kita ini? 

Dalam pendakuan A.E. Priyono,30 setidaknya ada tiga argumen yang coba menjelaskan 
gejala tersebut. Pertama, “netralitas dan imparsialitas negara”. Jaminan konstitusional 
terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sejatinya merupakan kelanjutan logis dan 
pengakuan ontologis atas fakta kepelbagaian sosial dan kultural, termasuk pluralitas agama, 
yang telah hidup dan tumbuh ratusan tahun di Indonesia. NKRI didirikan di atas prinsip 
kepelbagaian atau kebinekaan seperti itu, dan mengandaikan negara bersikap netral dan 
imparsial ketika perselisihan internal di antara mereka, atau pun pertikaian lintas agama. 

Kedua, “keniscayaan toleransi dalam masyarakat aneka”. Keyakinan keagamaan yang 
bersifat personal-individual, mesti dijamin oleh lembaga-lembaga demokratik demi sebuah 
kehidupan sosial politik yang stabil. Toleransi, karena itu, diandaikan sebagai norma dalam 
pergaulan lintas agama dan keyakinan, di atas mana negara meneguhkan perannya 
melindungi kebebasan masing-masing pemeluk agama, baik di tingkat individual atau pun 
komunal. Dengan kata lain, toleransi agama dan kehidupan harmoni dalam kepelbagaian 
lebih merupakan “mandat konstitusional” yang mesti dijaga oleh negara. 

Ketiga, “obyektifikasi agama melalui deliberasi”. Konstruksi keyakinan keagamaan, 
tidak dengan serta merta sebagai basis untuk membuat atau melegitimasi keputusan-
keputusan publik, kecuali jika ia diterjemahkan terlebih dulu ke dalam nalar politik 
kebangsaan. Prinsip ini, mengingatkan kita pada pendakuan Kuntowijoyo tentang 
“obyektifikasi agama” yang mengandaikan agar norma-norma dan nilai-nilai subyektif agama 
yang bersifat partikular harus ditransformasikan menjadi semacam etika sosial yang bersifat 
universal, agar akseptabilitasnya berlaku umum dan bisa diterima semua orang melalui 
deliberasi publik.  

Menyadari wajah kelam kebangsaan kita yang kian hari mengalami gejala dehumanisasi, 
ada baiknya kita mengkaji ulang ide kepelbagaian, atau apa yang sejauh ini dikenal secara 
peyoratif sebagai SARA. Sudah saatnya kini, SARA tidak lagi dituding sebagai “kambing 
hitam” yang bertanggungjawab di balik seluruh bentuk kerusuhan dan benturan horizontal 
lintas etnik dan agama, tapi sebaliknya diletakkan sebagai anugerah Tuhan dan “ibu kandung” 
NKRI. SARA, sebab itu, tidak lagi dipandang sebagai hantu menakutkan dan super sensitif, 
tapi mesti dipercakapkan bersama secara terbuka dan penuh suasana kekeluargaan di atas 
meja keindonesiaan dan dalam spirit pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan 
keadaban. Sudah saatnya kita memberi tafsir-ulang terhadap SARA, sebagai sebuah konsep 
kepelbagaian—yang sejauh ini lebih merupakan “alat politik” rezim penguasa dan nalar 
dominan negara—ke dalam satu makna yang lebih mencerahkan, inklusif dan komprehensif: 
                                                 
30 A.E. Priyono, Azyumardi Azra, dkk., Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Dinamika masa Kini. Seri 6 (Jakarta: 
PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1995) 
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SARA adalah ”Ibu Kandung” NKRI. Mengabaikan, apalagi “mengkambing hitamkan” 
SARA, kita akan terancam  menjadi bangsa “Malin Kundang”.31 

 
Spirit Ketuhanan yang Bekebudayaan: Theologia Negativa 

 
Merespons gagasan ”berteologi dalam lintas-iman,” belakangan peminat Religious 

Studies mengembangkan apa yang dikenal sebagai theologia negativa. Seperti dipahami, 
theology, adalah ilmu yang berhasrat merengkuh Tuhan. Tapi mungkinkah? Setidaknya 
Tuhan mewartakan Diri-Nya melalui kalam yang dipilih-Nya: bermula dari senyap ke bunyi, 
bunyi ke aksara, aksara yang menyusur pada sebilah arus sungai sejarah literasi yang dingin, 
lalu menubuh pada Kitab. Sebab itu, Rudolf Otto dalam karyanya, Das Hellige menyebut-
Nya sebagai Mysterium, Tremendum et Fascinosum: Kegaiban yang menautkan antara getir 
dahsyat dan rindu yang menyengat.32  

St. Thomas Aquinas dalam gagasan mistiknya mendaku: Quasi ignotus cognoscitur—
"Tuhan dikenal sebagai Dia yang tak dikenal.” Kelak inilah yang menjadi landasan theologia 
negativa. Jika teologi mainstream sejauh ini mengakui Tuhan dengan menampilkan sisi 
positifnya atau via affirmativa—baik melalui nama-nama, sifat, atau pun cipta-Nya—maka 
teologi ini mengakui Tuhan dari sisi negatif atau via negativa. “Teologi negatif” memang 
wacana  yang sedikit ganjil dalam studi agama. Denys Turner, dalam The Darkness of God 
(1995) lebih memilih untuk tidak mendefinisikannya, dan mengisyaratkan satu hal: not-
saying, “tidak berkata apa-apa tentang Tuhan.”33  

Dalam tradisi Kristiani—penulis Mystical Theology—Dionisius Aeropagit, disebut-sebut 
sebagai tokoh terpenting yang mengonstruk teologi negatif. Kontribusi teoretis Dionisius 
terletak pertama-tama pada distingsi yang dibuatnya antara dua bentuk teologi: teologi 
apofatik dan teologi katapatik. Teologi apofatik mengandaikan cara berteologi yang 
mendekati Tuhan, berangkat dari kesadaran tentang ketidaktahuan kita tentang-Nya. Itu 
sebab, teologi ini mendekati Tuhan via negativa, dengan cara dan bentuk pengungkapan yang 
negatif. Sementara, teologi katapatik adalah cara berteologi mendekati Tuhan dengan 
ungkapan yang ekspresif tentang Tuhan contohnya, “Yang Maha Agung” atau “Yang Maha 
Bijaksana”; ungkapan-ungkapan yang ingin melukiskan kemuliaan Tuhan secara hiperbolik 
dan ekspresif. 

Dionisius mengandaikan, pengalaman bersama “yang Ilahi” adalah pengalaman tak 
terlukiskan dan tak tunai dalam kalam: Tuhan adalah mysterion, misteri yang terlampau sulit 
untuk dijelaskan. Dia adalah Deus Absconditus, “Dia Yang Tersembunyi”. Karena itu, untuk 
mendekatinya, seseorang harus melepaskan segala pengetahuan yang mungkin tentang-Nya. 

Bagi Dionisius, setiap uangkapan yang kita pilih tentang Tuhan akan menyisakan 
paradoks pada intinya. Maka iapun menyebut kondisi itu sebagai, the brilliant darkness of a 
hidden silence: “cemerlang kelamnya kesenyapan yang tersembunyi”. Memasuki 
perjumpaan dengan “yang Ilahi” berarti memasuki “kekelaman yang cemerlang”. Karena 
paradoks itu, maka Dionisius menasihatkan seseorang untuk menegasikan apa pun tentang 
Tuhan dan menggunakan negasi dalam mengungkapNya. 

                                                 
31Muhammad Sabri, Tubuh Jagat Kode dan Matinya Realitas: Perspektif Cultural Studies (Yogyakarta: Semesta 
Aksara, 2018), h. 97. 
32 Rudolf Otto. Das Heilige. Uber das Irrationale in der Idee des Gottlichen und sein Verhaltnis zum Rationalen 
(Munchen: Verlag C.H Beck oHG, 1963) 
33 Denys Turner. The Darkness of God: Negativity in Christian Mysticism (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1995) 
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Tapi eloknya, bagi Dionisius, negasi itu sendiri tidaklah memadai dan mesti dilampaui. 
Tuhan, bagi Dionisius, dapat disebut sebagai “Kegelapan dan Cahaya”, namun “Ia bukan 
kedua-duanya”. Dengan begitu, bukan hanya ungkapan positif tentang Tuhan yang harus 
dinegasikan, tetapi bahkan negasipun juga harus dinegasikan. Karena itu secara diksi dapat 
dikatakan, jika ungkapan positif “Tuhan adalah...” dinegasikan menjadi “Tuhan bukan...”, 
maka menurut pendakuan Dionisius, “Tuhan bukan adalah...” sekaligus “Tuhan bukan 
bukanlah...”. Di sini tampak jelas jika pemikiran Dionisius ini memberi landasan penting bagi 
teologi negatif sekaligus kritik atas teologi negatif. 

Tokoh teologi negatif lain yang menonjol adalah seorang penulis anonim buku terkenal 
dari abad ke-14 M, The Cloud of Unknowing (“Awan Ketidaktahuan”), metafor yang 
digunakan Alkitab dalam melukiskan “perjumpaan” Musa dengan Tuhan. Dalam kondisi ini, 
seseorang tidak akan pernah dapat mencapai Tuhan dengan pengetahuan yang diperolehnya. 
Mengulang kembali semangat Dionisius, Tuhan, bagi penulis The Cloud of Unknowing  
adalah mysterion. Untuk itu, penulis buku ini menganjurkan satu tahapan penting sebelum 
seorang masuk pada state of unknowing (“kondisi tidak mengetahui”) adalah state of 
forgetting (“kondisi melupakan”), yakni melupakan segala gambaran, konsep, dan imajinasi 
tentang Tuhan yang sejauh ini ia terima dan pikirkan. 

Melewati dua kondisi tersebut—yang keduanya merupakan “kondisi pengingkaran”, 
state of denial—seseorang, kata sang penulis The Cloud of Unknowing, akan sampai pada 
“cinta”, suatu tahap yang menurutnya merupakan fase tak tercakapkan dalam pendakian 
ketuhanan. Cinta, di sini, adalah suatu negativitas sublim (sublime negativity) di mana Tuhan 
telah terbebas dari apa pun yang diimajinasikan dan anggitan yang dikonstruk manusia 
tentang-Nya. Mungkin itu sebab, Al-Quran dalam tradisi Islam, misalnya menyebut Tuhan 
dalam nafas negasi yang mutlak: Lam yakun lahu kufuwan ahad (“Tak satu apapun yang 
setara Dia”—Qs.112:4) atau laysa kamistlihi syai’ (“Tak satu apapun yang dapat dimisalkan 
Dia”). 

Tuhan via negativa, karena itu, mengandaikan  Dia yang tak terjangkau, tak terkonsepkan, 
tak terimajinasikan, tak tercakapkan: sebuah kesunyian mutlak yang maha senyap, tapi juga 
Maha Lain Penuh Cinta. Jangan-jangan, Tuhan via negativa adalah misterium yang dialami 
kaum mistikus: episentrum yang menyedot setiap rindu yang membuncah untuk “tercelup 
secara ontologis” dengan-Nya, di setiap napas waktu. Itu sebab, jalan menemui-Nya, 
membentang sebanyak detak jantung para perindu-Nya. 

Karena Tuhan adalah Misteri Agung yang tak terselami, Dia tak dapat didekati hanya 
dengan sikap ephoria, sejenis kesadaran-dangkal yang terbit dari lingkar luar keberadaan 
manusia. Dia hanya bisa didekati dari ruang autentik sebelah-dalam (inner space) manusia. 
Itulah Pati Devina: Tuhan, yang bisa saya rasakan dan mengalami ketercelupan ontologis 
dengan-Nya, karena saya berani menderita dikerkah api-kerinduan dalam menemu-kenali 
akan-Nya. Justru dengan Pati Devina,  di mana manusia memuji, mengagungkan dan 
mengabdi kepada Tuhan dengan segenap pergulatan bahkan penderitaannya, maka terjadilah 
cinta sublim tak tepermanai. 

Tujuan kudus dan tugas hidup manusia adalah memuji, mengagungkan, dan mengabdi 
kepada Tuhan. Ketiganya hanya bisa terjadi  dalam tindakan dan dalam “pengalaman 
langsung” diri manusia sendiri. Manusia adalah ciptaan, yang selalu mengarah kepada 
Kenyataan Yang Absolut, dan dengan demikian selalu mengatasi apa saja yang terbatas, 
profan dan tidak autentik pada dirinya. Keberadaannya yang terarah pada Yang Maha Tak 
Terbatas itu mengimplikasikan bahwa ia mesti mentransendensikan apa yang terbatas, dan 
membuat ia tak tergantung pada yang terbatas itu. Sikap membebaskan diri dari hal-hal yang 
terbatas, profan dan tidak autentik itulah yang dalam tradisi religious studies disebut sebagai 
indifferens. 
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Di titik ini, indifferentia adalah sesuatu yang kodrati dan adikodrati sekaligus. Kodrati, 
karena itu melekat pada dirinya sebagai manusia. Adikodrati, karena itu diletakkan sebagai 
anugerah Tuhan bagi dirinya, dan karena itu bersifat yang Ilahi. Jadi, indifferentia adalah 
anugerah adikodrati bagi manusia, justru karena ia secara kodrati diciptakan untuk mengarah 
terus-menerus pada Yang Maha Tak Terbatas. Itu sebab, kelepasbebasan itu adalah hakikat 
dari keberadaannya sendiri. Pertanyaannya: apakah manusia mau mengidentifikasikan 
“diri”nya dengan hakikat diri atau ego autentiknya itu. Dengan lain perkataan, jika ia tidak 
mau bertindak dengan indifferens, maka ia dengan sendirinya melawan dan merusak ego 
autentiknya, hakikat keberadaannya sendiri. 

Manusia, sebab itu, diandaikan agar dirinya mengalami transendensi terus menerus dan 
tak berhenti pada wilayah profan, terbatas, dan tidak autentik. Justru di sinilah letak 
kesulitannya. Karena manusia ternyata lebih suka berhenti pada yang terbatas, profan dan 
“bumi” untuk kemudian merengkuhnya dan bahkan mempertuhankannya. Dia enggan pergi 
meninggalkan zona nyaman. Dia tidak mau mengorbankan apa yang akan berlalu, betapa pun 
sepelenya hal itu. Dengan kata lain, walau adalah hakikat manusia, indifferens tidak terjadi 
dengan sendirinya.  

Tujuan kudus penciptaan manusia tidak hanya untuk dikenang secara primordial, tetapi 
harus dicari dan diperjuangkan terus menerus. Indifferens melalui Pati Devina, mengajak 
manusia untuk selalu menjatuhkan pilihan, jalan mana yang terbaik dalam membimbingnya 
ke arah tujuan ia diciptakan. Tuhan  adalah tujuan hidup yang disaput misteri tak terselami. 
Karena itu, untuk menemui-Nya, tidak ada jalan yang sekali jadi, enteng, dan pasti untuk 
selamanya! 

Karena itu, Tuhan dalam pendakuan theologia negativa, bukan pengertian yang persis 
tetapi sesuatu yang jauh dan misterium. Sesuatu Yang Maha Lain, yang hadir justru di balik 
selubung. Itu sebab, dengan menerima semesta lambang dan jagat kode tentang-Nya, kita 
tahu, bahwa pada asalnya bukanlah Kalam autentik, melainkan tafsir.  

Manusia dikerkah kecemasan, jika Yang Abadi, juga jejak-jejak-Nya, tak hadir di antara 
kita: masa silam akan terasa pandir dan masa depan pun kosong. Tetapi kekeliruan telanjur 
dirumuskan manusia bahwa jika Yang Abadi mustahil menyentuh yang fana, maka ia 
sebenarnya “tak-ada.” 

“Ketak-ada-an” Tuhan atau “atheis” dalam ruang sadar-diri seperti ini, persis pekikan 
Sartre saat mengerang, ”Tuhan telah lepas dan meninggalkan sebentuk lubang pada diriku”. 
Di sini Sartre mengandaikan Tuhan yang tak lagi relevan dan menguap dalam napas 
kehidupan manusia kontemporer. Sebilah pengalaman akan Tuhan yang jauh dan tak 
terjangkau. Tetapi bahwa sejenis “ateisme-mistik” itu, ternyata bisa merengkuh hidup kita. 
Tuhan dipercayai dan diakui, tapi Tuhan tidak dirasa dan dialami dalam kehidupan sehari-
hari.  

Manusia, sebab itu, hanya bisa mempercakapkan Tuhan melalui jejak Kalam-Nya, 
merumuskan-Nya dalam pengertian dan mengeja nama-nama-Nya yang indah (al-asmâ’ al-
husnâ) dalam sebutan. Namun kata-kata, sebutan, dan pengertian tentang-Nya adalah 
selubung dan sekunder. Yang primer adalah pengalaman autentik akan-Nya, kendati dalam 
pengalaman ini Dia tak dapat dimengerti secara persis, bahkan seakan tak dapat dirasa bahwa 
Dia ada dalam “pengalaman” itu. Inilah yang diandaikan pentolan theologia negativa, 
Dionisius sebagai pengalaman Ilahi dan tak tercakapkan: Deus Absconditus—“Dia  Yang 
Tersembunyi”. Dionisius melukiskan kondisi itu dengan, “cemerlang gelapnya kesenyapan 
yang tersembunyi” (the brilliant darkness of a hidden). 

Konstruksi Ketuhanan Yang Maha Esa yang berciri “Theologia Negativa” juga dijumpai 
dalam tradisi Budhisme. Dalam Budhisme, Tuhan adalah tak bersosok (Impersonal), Yang 
Maha Esa yakni satu-satunya Tuhan Akhir, Terbebas Berkondisi, dan karena itu Nibbana.  
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Tampak jelas “perbedaan” konstruksi Ketuhanan Yang Maha Esa yang tumbuh dari tradisi 
agama-agama Semitik atau lazim dikenal sebagai “Abrahamic Religions” dengan Ketuhanan 
Yang Maha Esa yang lahir dari rahim tradisi Budhisme. 

Di sini, Tuhan terasa hadir tanpa nama dan tak tepermanai, serta selalu tak tertangkap 
dengan pengertian persis tentang-Nya yang telah kita punyai. Betapa pun sulitnya, manusia 
mesti belajar mengenal Tuhan yang demikian itu. Dengan begitu, ia mengalami religiusitas 
yang asali dan autentik. Di sini manusia tengah meraba batas yang berdekatan dengan Yang 
Abadi, walau tentang-Nya, ia seakan bisu dan semua kata menjadi runtuh untuk 
mempercakapkan-Nya. 

Demikianlah, Tuhan dalam ontologi pengalaman mistik adalah Tuhan yang tak bisa 
dinamai. Apa pun nama, kode, metafora, atau lambang untuk-Nya segera akan dihalau oleh 
Dia sendiri yang tak dapat disebut dalam nama. Dan apa pun pengertian tentang-Nya segera 
akan dikaburkan oleh Dia sendiri, yang tinggal sebagai misterium, yang “dialami” namun tak 
tunai dalam kalam.Pertanyaan yang terbit kemudian: Bilakah Tuhan, Yang Numinous, yang 
mysterium tremendum fascinosum dan Yang Mutlak disaput gerhana? Martin Buber, filsuf 
Jerman dan penulis buku terkenal Ich und Du mendaku, “Ketika ketuhanan bukannya 
ditampik, melainkan terlindung dari pengamatan zaman.”34 Dalam perspektif historis, 
ketegangan antara “iman” personal dan “agama” komunal memang merupakan kegelapan 
zaman. Di titik ini, Buber mengandaikan situasi itu sebagai “gerhana Tuhan”. 

Gerhana Tuhan, juga pernah dihentakkan tiga pemuka pemikir Nietzsche, Marx, dan 
Freud. Nietzsche dikenal sebagai “pembunuh Tuhan” dan dalam pandangan religiusitas dia 
diposisikan sebagai penista agama, jika bukannya penghujat Tuhan. Dalam  sejarah filsafat, 
ateisme Nietzsche yang keras karena itu, tidak lagi diletakkan sebatas “permainan bahasa” 
(language game) yang menyangkal Tuhan, melainkan menyelinap ke dalam napas 
kehidupannya. Nietzsche dengan tegas mewartakan—seakan  tampil sebagai “nabi baru”—
bahwa  zaman baru telah tiba: zaman tanpa Tuhan, niragama, dan ketiadaan yang transenden. 

Pesan “ateisme” juga dijumpai dalam benih pikir Marx dan Freud. Bagi Marx, 
kepercayaan kepada Tuhan adalah akibat kebutuhan dasar manusia-miskin dan lapar, alias 
masalah ekonomi. Frustrasi dan kegaduhan yang lahir dari suasana miskin dan lapar ditekuk 
dengan agama. Dalam pendakuan Marx, angan-angan seperti itu bukannya mengubah 
keadaan, melainkan hanya memberi hiburan palsu laksana “candu”. 

Senada dengan Marx, Freud mengandaikan agama sebagai keadaan psikologis-tidak 
sehat, neurosis: jiwa yang menggelepar karena didorong oleh hasrat tak kunjung kesampaian 
akibat pelbagai larangan dan restriksi dalam kehidupan. Bagi Freud, agama lebih merupakan 
sublimasi yang tampak dari tekanan yang tak mampu dihadapi. Filsuf Paul Ricouer, sebab 
itu, menyebut Nietzsche, Marx, dan Freud sebagai “guru-guru pencuriga” (maitres de 
soupcon). 

Tampaknya kehidupan beragama pada era modern mengalami krisis-akut yang berujung 
pada dua paras. Pertama, mengantarkan pada “ateisme” dan agnostik di mana orang-orang 
terutama generasi muda milineal meninggalkan kehidupan agama tradisional dan menihilkan 
keberadaan Tuhan. Kedua, mengantarkan kepada “ateisme praktis,” di mana orang-orang 
meski mengaku masih beragama tetapi tidak “menghadirkan” Tuhan dalam detak jantung 
hidupnya sehingga acapkali dengan alasan agama, mereka justru melakukan tindakan-
tindakan kekerasan dan anti-kemanusiaan, sebagaimana tampak pada fenomena terorisme dan 
kekerasan atas nama agama. Keduanya, jelas melongsorkan esensi agama. 

Bagaimana mesti kita menghalau “gerhana Tuhan”? Tampaknya kita perlu 
merekonstruksi autentisitas makna-terdalam hidup beragama. Ada kebutuhan mendasar untuk 
                                                 
34 Martin Buber. I and thou. trans. Ronald Gregor Smith. (London-New York: Continuum, 1958) 
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menautkan antara penghayatan pesan teks-agama dan artikulasi teologis-fenomenologis. Atau 
seperti diungkap Levinas, “hendaknya mendahulukan pembacaan teologis-fenomenologis 
atas narasi-narasi Kitab Suci, ketimbang menganyam tafsir historis-semiotik teks”.35 

Dari uraian panjang menyusul dialektika sejumlah pemikiran yang dikemukakan 
sebelumnya, tampaklah bahwa istilah “ketuhanan” yang diandaikan pada sila pertama 
Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan istilah yang paling tepat dan dapat 
mewakili masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragama agama dan kepercayaan. Meski 
istilah ini demikian “abstrak” namun dapat diterima oleh semua penganut agama dan 
kepercayaan yang ada di Indonesia. 

Sila pertama Pancasila ini tidak berbicara mengenai satu tuhan tertentu yang dipercayai 
satu agama, melainkan berbicara mengenai doktrin “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang ada 
dalam jantung setiap agama dan tradisi kepercayaan lokal di Indonesia. Setiap agama dan 
kepercayaan di Indonesia meyakini adanya sesuatu yang transenden, yang numinous, yang 
Ilahi, meskipun dengan konstruksi yang berbeda-beda.  

Istilah ketuhanan ini merupakan anggitan yang dapat menyatukan dan diterima oleh 
penganut agama dan kepercayaan di Indonesia baik yang berciri theologia positiva atau 
afirmativa maupun theologia negative. Karena itu, memahami ide Ketuhanan Yang Maha Esa 
dalam realitas masyarakat serba majemuk ini tidak dapat dipisahkan dari pengakuan dan 
kesadaran atas realitas Tuhan yang dihidupi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, meski 
tak mengabaikan sejarah “konflik” antaragama yang yang terjadi di tanah air. Realitas serba 
majemuk ini tidak dapat ditampik, melainkan bisa dirayakan dengan penuh kegembiraan 
menyusul dialog sebagai ruang perjumpaan antar-pemeluk agama dan kepercayaan, yang 
sangat mendesak: mendialogkan pengalaman iman masing-masing warga negara untuk 
kemudian dikontribusikan bagi pembangunan bangsa yang berkemajuan, damai dan 
sejahtera. 

Dalam pengandaian yang lebih epistemik, menarik menautkan doktrin Ketuhanan Yang 
Maha Esa dengan ide tentang “Ketuhanan yang Berkebudayaan”—seperti diungkapkan 
Soekarno pada pidato 1 Juni 1945. Menurut pendakuan sejumlah ilmuwan, ide “Ketuhanan 
yang Berkebudayaan” tidak saja dipandang “menggemparkan” tetapi juga tidak lazim. Sebut 
saja umpamanya perspektif Daniel Dhakidae yang  mengajukan argumen berikut. Pertama, 
Ketuhanan yang berkeadaban dan berkebudayaan, suatu istilah “aneh” karena 
menggabungkan dua hal yang tidak bisa digabungkan, yaitu “ketuhanan” dan 
“keadaban”/“kebudayaan”. Kedua, Ketuhanan ditempatkan pada sila terakhir, yang dalam 
pandangan umum kalau mengatakan sesuatu dalam urutan dan berhubungan dengan Tuhan, 
maka harus mendapat kedudukan pertama dan bukan terakhir. Karena itu, apa yang 
dikemukakan Soekarno menjadi sacrilegious, blasphemous bagi siapa pun yang beriman.36 

Kegemparan itu, menurut Dhakidae, terjadi semata-mata karena salah pengertian sejak 
pidato itu diucapkan sampai hari ini. Kesalahpahaman bersumber pada satu hal, yaitu orang 
keliru melihat pidato itu yang dianggap sebagai “dokumen keagamaan”. Dari seluruh rencana 
kerjanya, Dokuritsu Junbi Chôsa-kai menyiapkan dasar-dasar negara merdeka dan karena itu 
tujuannya adalah meyiapkan suatu dokumen kenegaraan. Bila diperhatikan dengan cermat, 
pidato itu bukan dimaksudkan sebagai sebuah dokumen keagamaan, tetapi “dokumen 
kenegaraan” untuk suatu negara merdeka yang belum ada. 

Setidaknya, ada tiga unsur dalam sila Ketuhanan Pancasila 1 Juni 1945 yang bisa menjadi 
pertimbangan. Pertama, “Tuhannya sendiri”, one’s own God. Kalau bangsa ini memiliki 

                                                 
35 Levinas, Levinas Carnets De Captivite et autres inedits.Ouvre 1 (Paris: Grasset & Fasquelle, 2006) 
36Daniel Dhakidae, “Lima Bulan yang Mengguncang Dunia: Kelahiran Pancasila, Proklamasi, dan Pendirian 
Negara-Bangsa,” dalam Prisma, No. 2, Vol. 37, 2018, h. 24.   
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ratusan kelompok etnik, maka bisa diduga ada juga ratusan tuhan. Kedua, keleluasaan, dalam 
penertian memberikan kebebasan bertindak, tidak mengekang, dan tidak menghalangi siapa 
pun yang menjadi warga negara baru nanti dalam mengungkapkan rasa ketuhanannya 
masing-masing; untuk menghormati unsur pertama maka kebebasan bertindak menjadi 
tuntutan etis utama. Ketiga, baru berkebudayaan. Dalam semua ini, Soekarno menawarkan 
sebuah konsep yang berbeda ketika dia menyebut “ketuhanan yang berperikemanusiaan” dan 
dengan itu yang sebenarnya ditawarkan di sana adalah sebuah konsep ontologis lain, yaitu 
“ketuhanan” sebagai tesis dengan “kemanusiaan” sebagai antitesis. Konsekuensinya, tidak 
ada “ketuhanan” seperti itu tanpa adanya “kemanusiaan”.37 

Sekaitan dengan itu, menarik melihat kembali apa yang diungkapkan Soekarno dalam 
pidato 1 Juni 1945: 
“Jangan pun Weltanschauung yang diadakan oleh manusia… “De Mensch”—manusia!—
harus perjoangkan itu. Zonder perjoangan itu tidaklah ia akan menjadi realiteit!”…Tidak! 
Bahkan saya berkata lebih lagi dari itu; zonder perjuangan manusia, tidak ada satu hal agama, 
tidak ada satu cita-cita agama, yang dapat menjadi realiteit”38 

 
Yang hendak diungkapkan di sini adalah bahwa menakar dasar ontologis sila pertama 

Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” bukan atas dasar agama, tetapi kemanusiaan, 
Menschlichkeit atau human-ness; “…meyakini bahwa keberadaan manusia adalah ada-yang-
terbatas dan karena itu memerlukan Yang Tak-Ada-Batas (infinitum) dan bukan berpijak pada 
keyakinan, belief, belief system. 

Soekarno dalam konteks ini menambahkan sesuatu yang mengejutkan, yaitu selain 
kemanusiaan harus ada yang lain yang  menjadi dasar ontologis itu, dan hal ini bisa dicari 
dalam pidato 1 Juni. Itu terjadi ketika Soekarno mengatakan bahwa “…[p]erdjoangan” adalah 
menschlich, dan dalam menschlichtkeit dari “perdjoangan” itulah terletak keberhasilan dari 
Göttlichkeit dari sila pertama”, yang oleh Soekarno dengan penuh kesengajaan ditempatkan 
sebagai sila terakhir. 

Mengapa ditempatkan pada sila terkhir, menarik mengutip pendakuan Dhakidae. 
Pertama, dengan cara berpikir dialektik seperti Soekarno, ketuhanan tidak bisa dipahami 
tanpa adanya kemanusiaan, malah tanpa kemanusiaan itu ketuhanan pun sirna. “Perjoangan” 
adalah tali penghubung ketuhanan dan kemanusiaan, dan “perjoangan” tidak lain dari kerja, 
Arbeit, arbeiten, work, yang menjadi dasar dari seluruh paham humanism.39 

Tanpa kerja tidak ada kebudayaan, tidak ada masyarakat, dan tidak ada ketuhanan. Hanya 
dalam pengetian itu bisa dipahami mengapa berulang kali Soekarno menekankan “ketuhanan 
yang berperikemanusiaan” atau “ketuhanan yang berkebudayaan” karena alasannya sangat 
sederhana: “Tuhan tidak berkebudayaan”. Hanya dalam pengertian itu, “gotong royong” 
harus diartikan, karena gotong royong tidak lain dari kerja, Arbeit, work.  

Kedua, “ketuhanan” di sini harus dipahami dalam konteks kenegaraan, bukan konteks 
“keagamaan” atau “kepercayaan”/“keyakinan” meski Soekarno pun menghubungkannya 
dengan agama, yang tentu saja menjadi bagian dari kebudayaan. Dengan demikian anggitan 
“ketuhanan” berada di atas agama-agama. Di titik ini, sebagaimana diandaikan Mohammad 

                                                 
37Daniel Dhakidae, “Lima Bulan yang Mengguncang Dunia: Kelahiran Pancasila, Proklamasi, dan Pendirian 
Negara-Bangsa,” h. 25. 
38 Soekarno, “Pidato dalam Rapat Besar Tanggal 1 Juni 1945”. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Pantia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 
1945 – 22 Agustus 1945. Peny. Saafrouedin Bahar, Nannie Hudawati, A.B. Kusumah. (Jakarta: Sekretariat Negara 
Republik Indonesia, 1995) 
39Daniel Dhakidae, “Lima Bulan yang Mengguncang Dunia: Kelahiran Pancasila, Proklamasi, dan Pendirian 
Negara-Bangsa,” h. 25. 
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Hatta (1926-1977) bahwa sila pertama Pancasila menjadi “fundamen moral” bagi kehidupan 
berbangsa dan bernegara.  

Dengan demikian, bisa dipahami bila kemanusiaan diangkat di sampingnya: Setiap 
ikhtiar manusia dalam arus sejarah yang mencoba “merumuskan” Tuhan Yang Maha Tak 
Tepermanai, selalu berujung pada Quasi ignotus cognoscitur— “Tuhan dikenal sebagai Dia 
yang tak dikenal”, “Dia Yang Terselubung” (Deus Absconditus) dan Misteri Yang Tak 
Terselami. Di titik inilah, relevansi dan signifikansi ide genial pendiri bangsa, khususnya 
Soekarno ketika merumuskan “Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi 
pekerti luhur, dan Ketuhanan yang saling menghormati satu sama lainnya”, yang 
mengandaikan bahwa ide dan doktrin Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sesuatu yang 
absolutely relative atau “absolut di dalam kerelatifannya”—dan karena itu hanya bisa dihidupi 
oleh kemanusiaan yang mengonstruknya—kian kompatibel di masa kini dan di masa depan 
yang jauh. 
 
Relasi Lintas Agama dalam Rumah Keindonesiaan  

 
Indonesia, yang dikenal dengan julukan negeri “untaian zamrud khatulistiwa” tidak hanya 

eksotik tapi juga mengikat lebih dari lima ratus suku bangsa dan bahasa daerah, galaksi agama 
yang aneka dan multicultural yang demikian kental di sepanjang rangkaian tanah air yang 
membentang dari 6°08’ LU hingga 11°15’ LS, dan dari 94°45’ BT hingga 141°05 BB. 

Secara geopolitik, Negara Republik Indonesia seperti pernah diungkapkan Soekarno 
sebagai “negara lautan” (archipelago) yang ditaburi pulau-pulau atau dalam sebutan umum 
dikenal sebagai “negara kepulauan”. Sebagai “negara kepulauan” terbesar di dunia, Indonesia 
memiliki tak kurang dari 17.508 pulau (citra satelit terakhir menunjukkan 18.108 pulau)—
sekitar 6000 di antaranya berpenduduk (United Nations Environment Program, UNEP, 2003). 
Lautan, karena itu menjadi dominan. Dari 7,9 juta km2 total luas wilayah Indonesia, 3,2 juta 
km2 merupakan wilayah laut territorial dan 2,9 juta km2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif 
(ZEE), dan sisanya  1,8 juta km2 merupakan daratan. Dengan kata lain, luas lautan Indonesia 
meliputi 2/3 dari total luas wilayah Indonesia. Dengan Panjang pantai 95.180,8 km, sementara 
Panjang khatulistiwa 40.070 km, maka Panjang garis pantai Indonesia dua kali lipat lebih dari 
Panjang khatulistiwa. Jika peta Indonesia ditumpangkan pada peta Amerika Serikat dan 
Eropa, tampak jelas sifat kemaritiman Indonesia. Di atas peta Amerika Serikat,  Indonesia 
membentang dari Laut Pasifik di barat sampai Laut Antlantik di timur; sementara di atas peta 
Eropa, Indonesia membentang dari London di barat sampai ke Laut Kaspia di timur. Luas 
Indonesia dan lautnya kurang lebih sama dengan Amerika Serikat dan lebih luas dari Uni 
Eropa. Bedanya, Indonesia terdiri atas ribuan pulau di sebuah wilayah laut yang sangat luas, 
sementara Amerika Serikat adalah sebuah negara daratan dan Eropa terdiri atas benyak negara 
daratan.40 

Di samping keluasan teritorialnya, letak strategis Indonesia—di titik persilangan 
antarbenua dan antarsamudera—membuat kepulauan ini sejak lama menjadi kawasan 
penyerbukan silang budaya, agama, dan peradaban dunia. Itu sebab, tidak mengherankan jika 
Indonesia menampilkan senyawa arkeologi peradaban yang berlapis: tempat anasir peradaban 
purba, tua, modern, dan postmodern bisa hadir secara simultan. Sungguh menakjubkan, 
bagaimana kebinekaan atau kepelbagaian sosial, budaya, etnik, agama, dan territorial ini bisa 
menyatu ke dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Di titik inilah, nilai yang 

                                                 
40 Otto Soemarwoto. Ekologi, Lingkungan hidup dan Pembangunan (Jakarta: Djambatan, 2004) 



terkandung pada sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia kian relevan untuk ditelaah dan 
diaktualkan dalam formasi kebangsaan kita. 

Pentingnya persatuan sebagai landasan berbangsa dan bernegara Indonesia bukan hanya 
bertumpu  pada “perangkat keras” seperti kesatuan politik (pemerintahan), kesatuan 
territorial, dan inklusivitas warga, tetapi juga memerlukan “perangkat lunak” berupa 
eksistensi kebudayaan nasional. Bahwa persatuan nasional memerlukan  apa yang disebut 
Soekarno sebagai “identitas nasional”, “kepribadian nasional”, “berkepribadian dalam 
kebudayaan”. Atau dalam pendakuan Soepomo, “karena kita menghendaki persatuan, maka 
kita mengajak lahirnya kebudayaan nasional.” 

Hakikat Indonesia adalah suatu cita-cita politik untuk mempersatukan unsur-unsur 
tradisi,  dan inovasi serta keragaman etnik, agama, budaya, dan kelas sosial ke dalam wadah 
baru bernama negara-bangsa (nation state) Indonesia. Hasrat persatuan itu memang terdorong 
secara negatif didorong oleh kehendak menghadapi musuh bersama (penjajah kolonial) dan 
secara positif, tercipta oleh hasrat untuk mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan bersama. 

Relevansi dan daya fungsi bangunan sistem nilai Persatuan menjadi efektif, karena itu,  
ketika mengatasi dan memelihara kepelbagaian (Bhinneka Tunggal Ika). Persatuan Indonesia 
menjadi penjaga dan penguat NKRI serta kedaulatan bangsa Indonesia. Nilai Persatuan 
memiliki energi yang mendorong dan menguatkan falsafah  dan etos budaya gotong royong 
masyarakat dan bangsa Indonesia. Pesan penegasan Pancasila dari nilai Persatuan Indonesia 
sebagai ideologis dan dasar ketatanegaraan sesungguhnya berkehendak mengungkapkan dan 
memastikan bahwa Indonesia tidak mengenal, tidak mengakui, dan tidak menerima konsep 
dan model lain di luar sistem dan bentuk NKRI. Indonesia hanya mengakui dan 
memberlakukan bentuk NKRI yang berideologi Pancasila sebagai satu-satunya sistem final 
yang “menyatukan” seluruh bangsa Indonesia dan bentuk permanen Indonesia Raya. Dengan 
demikian, apabila ada niat, agenda, dan langkah-langkah aksi dari siapa pun dan dari 
kelompok mana pun yang memasarkan dan mempropagandakan aspirasi mengenai sistem 
dan bentuk negara Indonesia selain NKRI, dan aspirasi tersebut dengan sendirinya menolak 
Pancasila, maka penyimpangan dan penentangan tersebut mesti segera diantisipasi, diatasi, 
dan dituntaskan. Inilah yang merupakan tantangan kita bersama, yang hadir di tengah 
dinamika kebangsaan kita menyusul menggeloranya ideologi transnasional dan paham 
keagamaan tertentu seiring gelombang globalisasi. Hal ini juga dengan sendirinya menjadi 
tugas, tanggungjawab, dan kewenangan negara dan pemerintah untuk menindak dan 
menuntaskannya.  

Indonesia sungguh-sungguh amat menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak warga 
sejauh itu diletakkan dalam kerangka persatuan dan penguatan Pancasila. Kebebasan dan hak-
hak tersebut dijalankan berdasarkan dan berorientasi untuk menaati Pancasila dan 
menguatkan sila-sila Pancasila. Kebebasan yang mengancam persatuan dan mengabaikan 
Pancasila sebagai ideologi “pemersatu” mesti ditolak karena bertentangan dengan tujuan 
nasional dan cita-cita Kemerdekaan Indonesia. Dengan mempertimbangkan karakter dasar 
dan kepribadian inti Indonesia sebagai bangsa yang bineka dan pelbagai, maka setiap ide dan 
tindakan yang menentang kepelbagaian dan kebinekaan mesti dipandang sebagai tindakan 
menentang eksistensi Indonesia sebagai negara bangsa. Di atas spirit inilah, ikhtiar 
membangun Studi dan Relasi Lintas Agama Berparadigma Pancasila (SIGMA PANCASILA) 
tidak saja kian relevan, tapi juga sebagai sebilah langkah penting dalam mengukuhkan 
Indonesia sebagai negeri yang inklusif, moderat, dan toleran di dunia! 
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