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Kata Pengantar

Alhamdulillah saya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, 
karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga buku ini hadir di 
hadapan anda.

Sebenarnya rencana untuk menulis pemikiran Moch. Qasim Mathar 
sudah lama muncul, tepatnya sejak saya rajin membaca kolom-kolom 
Qasim Mathar yang secara rutin diterbitkan di koran Fajar. Hanya saja, 
waktu saya yang serba terbatas, di samping sebagai dosen, muballigh, juga 
sebagai Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar 
yang banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bersifat administratif. 

Meski demikian, ikhtiar untuk menulis pemikiran Qasim Mathar 
tersebut terus hadir di dalam jiwa saya. Ini disebabkan; pertama, Qasim 
Mathar adalah dosen saya di bidang pemikiran Islam sewaktu saya 
menempuh studi di PPs UIN Alauddin. Dalam setiap interaksi, baik 
formal maupun non formal, selalu saja ada gagasan dan ide yang sangat 
menarik bahkan terkadang kontroversial yang disampaikannya. Kedua, 
Qasim Mathar adalah segelintir sosok ilmuan dan cendikiawan yang berani 
tampil beda dengan kekuatan analisis dan logika keberagamannya. Ketiga, 
sebagai muridnya, saya ingin mempersembahkan karya ini untuk beliau 
dan untuk para pembaca, agar pemikiran Qasim Mathar dapat dibaca, 
ditelaah, dipahami dan dinikmati oleh para pembaca. Saya sadar, hanya 
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dengan buku, manusia akan “panjang” umurnya.

Saya pun mulai mengumpulkan tulisan-tulisan Qasim Mathar yang 
terpublikasi di Harian Fajar, juga dari beberapa sumber yang dia tulis, baik 
majalah, makalah ataupun publikasi lainnya. Berkat adanya data tersebut, 
maka saya mulai mencurahkan pikiran untuk menyusun buku ini.

Bagi saya, sosok Qasim Mathar tentu sudah tidak diragukan lagi 
kecendikiawanannya, dan komitmennya terhadap pendidikan, budaya dan 
tentu keberagamaan.

Rasanya tidak adil jika pemikiran-pemikirannya yang sangat brilian 
tersebut tidak sempat terekam dalam tulisan yang terkodifikasi  dengan 
pendekatan analitis kritis, yang dikawatirkan bisa hilang tenggelam 
ditelan waktu, ditelan oleh kelindan sejarah, dan dilupakan oleh generasi 
berikutnya.

Oleh karena itulah sebagai wujud pengabdian saya (sebagai seorang 
murid) yang diberikan Allah kekuatan dan memiliki kesempatan serta 
kemampuan untuk membuat analisis pemikiran Moch. Qasim Mathar,  
maka saya berikhtiar mempersembahkan buku ini ke hadapan anda semua.

Mengapa buku  ini harus dibuat? Sebuah pertanyaan mendasar 
dan kritis yang perlu dijawab. Bukankah pemikiran Qasim Mathar bisa 
dinikmati di setiap edisi kolom Fajar. Ya, memang, tapi hemat saya, 
pemikiran-pemikiran tersebut masih bersifat parsial, fragment dan belum 
utuh jika dilihat dari sudut epistemologi keilmuan. Karenanya, diperlukan 
analisis holistik untuk membaca pemikirannya yang kemudian dirangkai 
menjadi sebuah bahan bacaan dan juga referensi.

Boleh jadi ketokohan Qasim Mathar belumlah sekelas Ali Syariati, 
Hassan Hanafi, Murtadha Mutahhari atau Fazlurrahman yang sangat 
mendunia. Akan tetapi, ini bukan berarti pemikiran Qasim Mathar belum 
setingkat dengan para tokoh yang saya sebutkan di atas. Hemat saya, 
publikasi yang sangat kurang lah yang mengakibatkan tokoh-tokoh yang 
memiliki pemikiran cemerlang seperti Qasim Mathar belum dikenal 
secara luas.  Tidak terangkatnya pemikiran dalam pentas internasional 
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sama sekali tidak mengecilkan kecendekiawanan Qasim sebagai seorang 
sosok  akademisi dan cendikiawan yang kharismatik 

Qasim Mathar memiliki pandangan keagamaan yang futuristik. 
Pikiran-pikirannya tidak pernah terkungkung oleh batasan ruang  atau 
sekat mazhab tertentu yang membelenggu. Orisinalitas pemikirannya 
ditunjukkan melalui logika akademik yang dibangun atas dasar landasan 
epistemologi keilmuan  yang kokoh,  

Demikian pula kepribadiannya. Dia adalah sosok yang kharismatik, 
berwibawa, rendah hati kepada siapapun. Sopan santun tutur kata dan 
bahasa akademis yang dikemukakannya menjadi kekuatan argumentatif 
bagi sikap dan pemikiran keberagamaannya. 

Dalam kata pengantar ini, saya tidak lupa mengucapkan terimakasih 
kepada Moch. Qasim Mathar yang bersedia memberikan sejumlah 
tulisannya kepada saya untuk dianalisis demi keperluan penulisan buku ini. 
Juga kepada Taufik Mathar yang membantu mengumpulkan data berkaitan 
dengan riwayat hidup dan kiprah Qasim Mathar, juga ucapan terimakasih 
kepada editor yang telah membaca dan memperbaiki tulisan ini.

Sebelum mengakhiri kata pengantar ini, izinkah penulis menggores 
sebingkai puisi sebagai respond dan refleksi awal atas pemikiran Moch. 
Qasim Mathar.

Sungguminasa, 10 April 2019
Barsihannor MZ.
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Teologi Berganti Rupa

Bagai pedang tajam

Siap menebas memenggal kepala siapa saja..

Ada kegalauan, keberanian dan ketakutan, kenekatan dan kepengecutan...

Tulisanmu sepertinya  menggambarkan tentang realitas komprehensif 
tentang kondisi nyata.

Menggambarkan realitas sosial yang terjangkau bahkan yang tak 
terjangkau. Gambarkan tentang jati diri masyarakat yang mungkin tidak 

memiliki jati diri.

Refleksimu mengingatkan kembali mereka yang melupakan sunnah rasul 
yang mengajarkan sikap dan perilaku  rahmatan lil ‘alamin.

Agama hanya berbungkus emosi hasrat,  lupa bahwa agama adalah akal 
sehat dan logika .

Bisakah peradaban Islam dibangun dengan emosi kebencian...

Tidakkah kita belajar kepada Sang Penakluk Konstantinopel Muhammad 
al-Fatih yang membiarkan penduduk non Muslim tinggal dan hidup 

bersama mereka, lalu membiarkan symbol-simbol agama mereka tetap 
abadi menghiasi Gereja Aya Sophia yang pernah berubah menjadi 

mesjid.....

Aku rindu akan sosok sang pujangga Jalaluddin Rumi yang syairnya 
menggambarkan cinta dan kedamaian... Di dalam pusaranya yang teduh, 

dia merindukan hadirnya generasi yang bisa hidup bersama 
dan bersesama.

 

Sungguminasa, 10 April 2019

Barsihannor MZ.
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BaB I

Pendahuluan

A.  Latar Belakang

Sebagian  orang yang bertanya kenapa harus menulis pemikiran 
orang yang masih hidup?  Saya menjawab dengan merujuk kepada 
pendapat H. Abu Hamid. Pertama, tidak ada larangan untuk menulis 
pemikiran tokoh yang masih hidup. Kedua, banyak masyarakat 
kehilangan jejak pemikiran dari seorang tokoh karena yang 
bersangkutan telah wafat sementara yang bersangkutan tidak pernah 
menulis apa yang pernah disampaikannya. 

Karena itu, pemikiran seorang tokoh yang masih hidup juga 
penting untuk ditulis  disebabkan dua hal. Pertama, seorang peneliti 
bisa secara langsung menggali sejumlah pemikiran tokoh tersebut 
meski yang bersangkutan tidak memiliki tulisan/buku. Kedua, 
seorang peneliti dapat melihat perkembangan pemikiran seorang 
tokoh dari waktu ke waktu,1 seperti perkembangan pemikiran 
Imam Syafi’i yang dikenal dengan istilah qaul qadim dan qaul jadid.2 
____________________

1   Perkuliahan Ilmu Budaya dipandu oleh Prof. Dr. H. Abu Hamid (Guru Besar Universitas 
Hasanuddin Makassar) pada PPs IAIN Alauddin Makassar tahun 1995. 

2   Qaul Jadid dan Qaul Qadim adalah pendapat Imam Syafi’i yang dituangkan dalam dua kondisi 
dan waktu yang berbeda. Ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan antara qaul 
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Bisa dibayangkan betapa banyak masyarakat kehilangan tokoh 
bersamaan dengan hilangnya pendapat atau gagasannya sebagai efek 
ketiadaan tulisannya, atau tidak adanya penulis atau peneliti yang 
mendokumentasikan gagasan dan pendapatnya. 

Qasim Mathar adalah seorang sosok akademisi, intelektual dan 
cendikiawan muslim yang memiliki otoritas keilmuan di bidang 
pemikiran Islam. Pemikiran keagamaannya dapat dibaca dalam 
sejumlah media cetak, baik buku, jurnal, maupun koran. 

Terdapat empat alasan kenapa saya harus menulis pemikiran 
Moch. Qasim Mathar. Pertama, Qasim Mathar merupakan sosok 
cendikiawan muslim  yang memiliki keberanian mengemukakan 
pendapatnya meski dinilai kontroversi dan berseberangan dengan 
pendapat mainstream. Kedua, Qasim Mathar seorang pemikir dan 
penulis yang pemikiran modernnya tertuang di berbagai karya ilmiyah 
baik buku, jurnal, surat kabar, dan lain-lain, sehingga memungkinkan 
bagi siapa saja untuk menelusuri pemikirannya baik untuk diberi 
apresiasi, catatan,  atau  juga kritik. Ketiga, membaca pemikiran 
Qasim Mathar melalui sebuah tulisan seakan berkomunikasi bahkan 
bercanda langsung dengan penulisnya. Keempat, sepengetahuan saya, 
belum ada riset secara khusus menggali pemikiran Qasim Mathar 
yang kemudian dapat dijadikan sebagai buku rujukan. Saya ingin 
menjadikan hasil riset ini sebagai kado bagi guru/dosen kita yang telah 
banyak memberi kontribusi bagi pengembangan pemikiran Islam dan 
lembaga UIN Alauddin pada khususnya. 

Dari sejumlah tulisannya yang tersebar di sejumlah penerbitan, 
__________________________________________________________________________

qadim dan qaul jadid. Pertama, batasan kedua qaul kembali ke tempat; (a) Qaul Qadim adalah 
kumpulan pernyataan Imam Syafi'i selama berada di Bagdad, baik dalam bentuk lisan, 
dikte ke murid, maupun fatwa. (b) Qaul Jadid adalah kumpulan penyataan Imam Syafi'i 
selama berada di Mesir, baik dalam bentuk tulisan, dikte ke murid maupun fatwa. Kedua, 
kembali kepada waktu (a) Qaul Qadim dalah kumpulan pernyataan Imam Syafi'i sebelum 
masuk ke Mesir, (b) Qaul Jadid adalah kumpulan pernyataan Imam Syafi'i setelah berada 
di Mesir. Lihat, http://konsultasisyariah.com, mengenal Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam 
Syafi'i, di akses 12 Januari 2018.
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tergambar  kegelisahan seorang Qasim Mathar melihat kondisi 
keberagamaan masyarakat di tengah masyarakat transformatif dewasa 
ini. Dia menyorot tajam pemahaman dan kondisi keberagamaan 
masyarakat yang menurutnya hanya berada di tataran kulit.

Qasim Mathar menyadari bahwa era postmodernisme saat ini 
menghantarkan masyarakat memasuki sebuah wilayah  perubahan 
sosial. Produk-produk teknologi sebagai efek dari transformasi 
sosial terkadang menjadi sebuah ”competitor” baru bagi status quo 
keberagamaan masyarakat yang dianggap sudah mapan. Akibatnya,  
agama menjadi sebuah dogma dan doktrin ekslusif yang siap 
membawa masyarakat kepada situasi saling menyalahkan, menghina, 
menjegal dan bahkan mengafirkan, bahkan dakwah menurut Qasim 
Mathar lebih bersifat intertainnment (hiburan)  ketimbang infolightment 
(mencerahkan).  

Munculnya manusia beragama yang individualistik dan 
materialistik  merupakan indikasi dari fenomena perkembangan 
transformasi sosial di atas. Tata nilai agama yang luhur mulai lentur 
dan luntur, bahkan ada tendensi agama hanya dianggap sebagai suatu 
kepentingan “kifayah” dan bukan kebutuhan pribadi. Jika mereka 
beragama, tampaknya agama hanya dianggap sebagai sebuah identitas 
simbolik, bukan sebagai suatu nilai yang tercermin dalam perilaku. 
Konsekuensinya terjadilah  pembusukan  nilai agama akibat agama 
melekat pada individu yang mengartikulasikan nilainya sebatas 
simbol/topeng.3 

Fenomena semacam ini menurut Qasim Mathar masih banyak 
dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga tidak aneh hingga saat ini, 
kondisi umat Islam masih berjalan di tempat di tengah kompetesi 
lari cepat penduduk dunia. Di saat orang lain telah menciptakan 
teknologi komunikasi tercanggih, umat Islam masih sibuk berzikir 
____________________

3   Sayyed Hosen Nasr, A Young Muslim’s Guide to The Modern World, diterjemahkan oleh Hasti 
Tarikat dengan judul Menjelajah Dunia Modern (Bandung: Mizan, 1994), h. 194.
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ritual di rumah maupun di mesjid. Zikir bagi mereka masih dipahami 
sebatas melafalkan al-kalimat al-tayyibah. Gerakan umat Islam masih 
terlalu kaku, dibatasi oleh konsep halal dan haram, meski hal itu 
sesungguhnya masih dianggap khilafiyah.

Umat Islam masih sibuk “bertengkar” dengan umat Islam sendiri. 
Mereka masih senang menyalahkan kelompok lain, hanya karena 
persoalan khilafiyah. Membangun persamaan dengan sesama muslim 
saja masih belum mampu, apalagi membangun persaudaraan dengan 
orang yang tidak seagama.4 

 Beranjak latar belakang ini, tampak Qasim Mathar ingin 
mereformulasi sebuah pemikiran epistemologis yang  mendasarkan 
nilai agama pada sebuah ranah kekinian dan kedisinian. Menurutnya, 
keberagamaan masyarakat harus dibingkai dalam sebuah paradigma 
holistik yang tidak sektarian dan primordial. Sebab Islam yang 
diturunkan Tuhan bukanlah Islam sektarian, tetapi Islam universal 
yang adaptable dalam dimensi ruang dan waktu. Islam bukan Arab dan 
Arab bukan Islam.

Akan tetapi, karena keberagamaan masyarakat terikat dengan 
simbol primordial, maka banyak masyarakat mengidentikan simbol 
kultural dengan ajaran Islam. Karena itu menurut Qasim, diperlukan 
proses mengindonesiakan Islam dalam kehidupan beragama 
masyarakat. 

Pendekatan yang ingin dibangun Qasim Mathar dalam 
____________________

4   Lihat Moch. Qasim Mathar, opini (Fajar, Maret 2017). Lain halnya dengan pandangan 
Ahmad M. Sewang, berdasarkan pengalamannya, justeru membangun kerjasama dengan 
orang non muslim lebih mudah daripada sesame muslim itu sendiri. Pernyataan ini 
dilontarkan pada kesempatan SeminaR Nasional tentang Islam Agama Damai yang digagas 
oleh LP2M UIN Alauddin Makassar bekerjasama dengan Jemaah Ahmadiyah Indonesia 
(JAI) 7 Nopember 2018. Ahmad M. Sewang menceritakan pengalamannya mengundang 
orang-orang non Muslim ke IMMIM. Setelah pertemuan, tidak ada sesuatu yang 
dipermasalahkan. Akan tetapi, ketika beliau selaku ketua IMMIM mengundang Jemaah 
Ahmadiyah atau Syiah, tidak lama berselang muncul kontroversi dan terpublikasi di media 
sosial mempersoalkan kebijakannya. 
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memahamkan Islam kepada masyarakat adalah hemat saya adalah 
pendekatan paradigmatik dan transformatif. Dalam kaitan ini, Qasim 
Mathar ingin menjembatani  Islam ideal dan Islam historis yang 
selama ini tampak dipisah oleh ruang dan  waktu.  Untuk itu, Qasim 
Mathar menuangkan sejumlah pikiran kritisnya untuk menemukan 
simpul-simpul yang dapat merangkai kembali konstruksi Islam ideal 
dan Islam historis, agar menjadi Islam paradigmatis, yaitu Islam yang 
menjadikan paradigma dialogis dan demokratis sebagai landasan 
hidup bermasyarakat, bukan paradigma teologi dogmatis yang biasa 
mengikat ruang kreativitas berpikir, bahkan menyerang teologi yang 
dipandang tidak sejalan.5 

Dalam banyak tulisannya, Qasim Mathar dengan gamblang berani 
mengkritisi sejumlah fatwa MUI yang dianggapnya terlalu reaksioner 
dan tidak mencerminkan paradigma Islam dialogis, terutama ketika 
MUI mengeluarkan fatwa tentang kesesatan ajaran Syiah dan 
Ahmadiyah6. Yang paling terakhir adalah kritiknya terhadap fatwa 

____________________

5   Moch. Qasim Mathar, Kimiawi Pemikiran Islam, Arus Utama Islam di Mata Masa Depan (Naskah 
Pidato Pengukuhan Guru Besar Filsafat Islam, Senin, 12 November 2007), h. 5.

6  Qasim Mathar mencurahkan kritiknya terhadap MUI: “Kalau bukan karena rahmat 
Allah, maka akan dirubuhkanlah rumah-rumah ibadah yang bermacam-macam di bumi 
ini, oleh manusia dengan ankara murkanya. Untunglah ada rahmat Allah, sebab, Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) tempat segala macam umat mengadukan diri dan mengharap 
pengayomannya sudah seringkali tidak memiliki rahmat lagi. Contohnya, MUI setempat 
merespons pemaksaan umat penyerbu agar Jemaah Ahmadiyah dibubarkan, dengan 
fatwanya bahwa Ahmadiyah menebarkan ajaran terlarang. Saya yakin, tentu menarik 
untuk didiskusikan, yang mana yang dilarang oleh Islam: ajaran Ahmadiyah atau sikap 
dan fatwa MUI? Diskusi tersebut masih dilanjutkan dengan tema: siapa yang harus 
menentukan keberagamaan seseorang atau kelompok? Diskusi tersebut tentu menarik, 
karena al-Qur`an terkenal dengan pernyataannya bahwa “tidak ada paksaan dalam 
beragama” dan bahwa “siapa yang mau, silahkan beriman dan siapa yang mau, silahkan 
kafir!” Maka, ketika seorang karibku bertanya siapa Ahmadiyah itu; aku menjawabnya 
dengan mengatakan: “Seperti Front Pembela Islam, seperti Muhammadiyah, seperti NU, 
seperti Hizbut Tahrir, seperti Ijabi (Syi`ah), dan seperti kita semua yang mungkin berbeda 
mazhab pemikiran, yang ibarat ranting-ranting dari sebuah pohon, maka, …. Ahmadiyah 
adalah salah satu ranting dari banyak ranting dari sebuah pohon yang bernama Islam! Lihat 
Moch. Qasim Mathar, Ahmadiyah Sebuah Ranting pada Pohon Islam,  Fajar Jendela Langit 19 
Juli 2005.
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MUI tentang dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki 
Cahaya Purnama (Gubernur non aktif/calon Gubernur DKI Jakarta) 
yang menyinggung tentang QS. Al-Maidah; 51. Menurutnya fatwa-
fatwa semacam ini akan mengalami ”deviasi” sebagai efek dari adanya 
kepentingan/deviated interest dan akan mengalami ”pembusukan”  
dalam dinamika berpikir masyarakat yang sudah mulai cerdas.

Qasim Mathar tampaknya  berusaha menampilkan citra Islam 
transformatif ke dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini tampak 
lebih mementingkan nilai-nilai Islam substantif dari pada Islam 
simbolik. Membangun sebuah tatanan kehidupan masyarakat sipil 
Islam bukan dengan simbolisasi agama, tetapi diperlukan langkah 
nyata dan implementasi nilai-nilai Islami yang menjunjung tinggi 
semangat demokrasi, keadilan, kejujuran, kebersamaan, kepedulian, 
kasih sayang, dan lain-lain sebagaimana pernah dicontohkan 
masyarakat Madinah di masa Nabi MuhammadSaw.  Karena itu, dalam 
perspektif politik Islam, Qasim Mathar tampak kurang setuju dengan 
hadirnya sejumlah partai politik yang mengatasnamakan Islam. 
Politik Islam menurutnya merujuk kepada sebuah ide, gagasan dan 
implementasi dari sejumlah nilai-nilai demokrasi Islam yang kemudian 
tercermin dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pandangannya, 
munculnya sejumlah partai politik Islam di Indonesia tidak lebih 
dari sebuah  metamorfosis politik yang mengalami perubahan dan 
terpecah menjadi bagian-bagian kecil akibat kepentingan kekuasaan 
sesaat. Inilah yang disebut Islam politik yaitu  politik yang menjadikan 
”Islam” sebagai simbol untuk meraih kepentingan dan keuntungan  
melalui komunitas muslim.  

Membangun sebuah masyarakat madani bukan melalui proses 
Islam politik, tetapi diperlukan sebuah kultur dan tradisi Islam yang 
demokratis dan dialogis. Dalam kaitan ini, pendidikan menurut 
Qasim Mathar sangat berperan dalam membentuk paradigma berpikir 
masyarakat. 
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B. Fokus Kajian

Isi buku ini sengaja difokuskan pada pemikiran Islam yang 
digagas oleh Moh. Qasim Mathar. Kajian ini penting mengingat ruh 
perkembangan Islam sangat tergantung pada bagaimana pemahaman 
dan sikap keberagamaan masyarakat dalam memahami agama, serta 
bagaimana sikap masyarakat terhadap perkembangan pemahaman 
keagamaan sebagai bagian dari kehidupan.  

Selain itu, buku ini juga memfokuskan pada analisis bagaimana 
kerangka epistemologis pemikiran yang dibangun oleh Moh. Qasim 
Mathar. Ini juga penting digali sebagai bahan untuk mengetahui 
argumen akademik yang menjadi fondasi dasar pemikiran Moh. Qasim 
Mathar. Atas dasar itu, kajian ini juga dimaksudkan untuk;

1.  mengetahui pemikiran teologis Moh. Qasim Mathar terhadap 
isu-isu keaagamaan kontemporer;

2.  Menelaah kerangka epistemologis pemikiran Moh. Qasim 
Mathar.  

Penulis berharap, buku yang ada di hadapan pembaca ini memiliki 
manfaat antara lain:

1. Kepentingan Akademik 
a.  Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

keilmuan Islam terutama dalam bidang pemikiran teologi 
Islam.

b.  Sebagai telaah awal bagi peneliti berikutnya dalam rangka 
mengkaji pemikiran keagamaan Moh. Qasim Mathar di 
bidang teologi dan politik Islam. 

2. Kepentingan Masyarakat
a.  Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang 

kerangka epistimologi pemikiran teologis Moh. Qasim 
Mathar.

b.  Memberikan informasi kepada masyarakat tentang 
argumen-argumen yang dibangun Moh. Qasim Mathar 
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berkaitan dengan modernisme Islam.

3. Kepentingan Pemerintah
a.    Sebagai bahan informasi kepada pemerintah tentang 

hadirnya polarisasi pemikiran keagamaan di tengah 
masyarakat, sehingga pemerintah paham bahwa kebenaran 
keagamaan itu tidak bersifat tunggal, terutama menyangkut 
hal yang bersifat dhanni dan khilafiyah.

b.  Sebagai bahan masukan kepada pemerintah  untuk 
merumuskan kebijakan mengenai kehidupan keberagamaan, 
berkeyakinan dan berpaham di dalam masyarakat.
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BaB II

BIografI Moh. QasIM Mathar

A.  Biografi dan Latar Belakang Pendidikan

Buku ini bukanlah sebuah biografi utuh yang ditulis untuk 
menelaah sejarah hidup Qasim Mathar,  tetapi sebuah ulasan akademis 
dan ilmiah untuk menelusuri pemikiran keagamaannya. Atas dasar 
itu, di dalam Bab II ini, penulis sengaja tidak banyak mengeksplorasi 
sejarah dan riwayat kehidupannya, tetapi hanya memaparkan secara 
singkat latar belakang kehidupannya baik pendidikan maupun peran 
sosial kemasyarakatannya.

Moch. Qasim Mathar (untuk selanjutnya ditulis Qasim Mathar) 
lahir di Makassar 21 Agustus 1947. Masa kecilnya dihabiskan tinggal 
bersama orang tua di Jl. Muhammadiyah. Pendidikan dasarnya 
diawali di Sekolah Rakyat (SR) nomor 20 juga di Jl. Muhammadiyah 
Makassar. Pada tahun naik kelas 6 SR, dia ikut orang tua dan keluarga 
yang pindah ke Rappang. Di kota itulah dia menyelesaikan SR lalu 
masuk ke SMP Muhammadiyah Rappang dan ikut ujian negara SMP. 

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah tingkat pertama, 
dia melanjutkan studi Pendidikan Guru Agama Lengkap (PGAL) 
Muhammadiyah dan sekaligus mengikuti pesantren pendidikan ulama 
Muhammadiyah Sulsel yang dipusatkan di Rappang. Menempuh studi 
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pada dua lembaga secara bersamaan tentu memerlukan banyak waktu, 
tenaga dan pikiran. Namun proses ini dilaluinya dengan baik sebagai 
proses penempaan jati diri untuk menjadi manusia yang diharapkan 
oleh agama, bangsa dan negara.

Waktu remajanya banyak dihabiskan untuk menimba ilmu 
pengetahuan. Kalau pagi belajar di PGAL, sore, malam, dan subuh 
dia belajar di pesantren dan tidur di asrama pesantren. Aktivitas di 
pesantren berlangsung hingga tiga tahun lamanya sampai terjadi 
peristiwa Gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia 
(PKI).  

Selepas mengecap pendidikan PGAL dia melanjutkan studi 
ke Makassar pada Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin (sekarang 
bernama UIN Alauddin Makassar) di tahun 1967.  Selama menjadi 
mahasiswa, dia aktif di beberapa organisasi seperti Himpunan 
Mahasiswa Islam (HMI) di tingkat komisariat di Fakultas Ushuluddin, 
kordinator komisariat (Korkom) di IAIN Alauddin, pengurus HMI 
cabang Makassar, dan tidak lama menjadi pengurus Badan Kordinasi 
(Badko) Indonesia Timur, dia terpilih menjadi Ketua Umum Dewan 
Mahasiswa IAIN Alauddin Makassar pada rapat senat mahasiswa se 
IAIN Alauddin di Ternate tahun 1975. 

Keinginan untuk studi lanjut terus bergelora, sehingga dia    
melanjutkan studi pada  program Pascasarjana pada IAIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta pada tahun 1988. Keuletan dan kecerdasannya 
membawa dia masuk sepuluh besar mahasiswa yang mendapat 
beasiswa.

Setelah menyelesaikan program magister, dia melanjutkan 
program doktor pada institut yang sama. Dia  pulang ke Makassar 
setelah menyelesaikan program doktor pada tahun 1997. Selama studi 
di Jakarta, dia ditemani isteri dan anak-anak. Anak yang ke sembilan, 
yang bungsu lahir di Jakarta. Kecuali dua anaknya yang paling muda, 
tujuh orang lainnya sempat bersekolah di Jakarta. 
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Masa sewaktu dia pulang ke Makassar, Indonesia dilanda oleh 
suatu krisis yang juga melanda banyak negara, khususnya di Asia 
Tenggara. Krisis itu menyebabkan Presiden Soeharto menyatakan 
mundur dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan 
oleh B.J. Habibie. Indonesia memasuki Era Reformasi. 

B.  Peran Sosial Kemasyarakatan

Sebagai orang yang baru pulang dari sekolah, dia disibukkan 
oleh kondisi masyarakat yang meminta kalangan terpelajar untuk 
berkontribusi setidaknya dengan pikiran guna bersama-sama 
memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat waktu itu. Dia aktif pada 
agenda-agenda kawan-kawan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM), khususnya ketika terjadi konflik di Ambon, lalu di Poso dan 
peristiwa-peristiwa sosial lainnya, misalnya Gerakan Penegakan 
Syariat Islam di Sulawesi Selatan dengan lahirnya organisasi Komite 
Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI). 

Dia juga bergabung dengan FAUB (Forum Antar Umat Beragama) 
yang waktu itu diketuai oleh Jusuf Kalla, atau yang sering disebut JK. 
Ketika Pak JK disibukkan oleh tugas kenegaraan sebagai Menteri dan 
kemudian Wakil Presiden, sehingga sudah sangat terbatas waktunya 
untuk FAUB, kawan-kawan tokoh lintas agama lantas meminta 
dia untuk mengetuai forum tersebut. Maraknya konflik sosial, 
membuat forum ini aktif untuk melakukan rekonsiliasi antar warga 
dan kelompok dalam masyarakat. Forum ini bertemu sekali sebulan, 
dengan mengambil tempat secara bergantian di rumah ibadah yang 
berbeda. Kegiatan forum ini tidak sesering sebelumnya setelah 
terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang 
dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai ke provinsi dan 
kabupaten/kota. Sebagian besar pengurus FAUD menjadi pengurus 
FKUB. Qasim Mathar sendiri tidak termasuk pada pengurus FKUB 
tersebut.

Pada 1997, riuh rendah era reformasi yang berawal 1998, 
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menggugah kesadaran khususnya bagi mereka yang pernah menjadi 
aktivis organisasi mahasiswa untuk mengambil bagian di dalam era 
baru: Reformasi. Pada waktu itulah, teman-temannya di Harian Fajar 
khususnya saudara Waspada Santing sering mengundangnya untuk 
berbicara dalam forum diskusi dan seminar. Dia  juga diminta untuk 
menulis artikel berkaitan dengan masalah yang sedang menjadi 
perhatian masyarakat ketika itu. Ketekunan menulis untuk Harian 
Fajar mendorong saudara Waspada Santing meminta kepadanya 
untuk menjadi penulis tetap (kolumnis) sekali seminggu dalam 
bentuk tulisan kolom. Permintaan itu dia penuhi dan dia namai kolom 
tersebut “JENDELA LANGIT”.

Sebagai seorang yang berlatar pendidikan ilmu agama Islam, dia 
lebih  cenderung  melihat masalah-masalah sosial-kemasyarakatan 
dan lain-lain dari perspektif latar belakang pendidikannya tersebut. 
Islam yang diwahyukan dari langit, diibaratkan, seperti dia menjenguk 
(melihat/menengok?) dari salah sebuah jendela langit ke bawah, 
ke arena kehidupan manusia, khususnya pada masyarakat di mana 
manusia hidup dan beraktivitas. Kolom Jendela Langit sebenarnya 
hadir setiap Selasa, tapi karena   Professor Nurul Ilmi, cendekiawan  
dari Unhas juga diminta menulis, maka kolom hari Selasa tersebut 
diisi secara bergantian. 

Selain itu, Qasim Mathar juga menjadi anggota Komunitas 
Indonesia untuk Demokrasi (KID) yang berkedudukan di Jakarta. 
KID melaksanakan diskusi dan seminar yang bertema demokrasi pada 
banyak aspek di Indonesia. Di forum ini dia sering diberi kesempatan 
untuk menyampaikan gagasan dan ide tentang demokrasi. 

Hingga saat ini, Qasim Mathar masih tetap aktif mengajar baik 
di Fakultasnya sendiri yaitu  Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 
UIN Alauddin Makassar,  juga aktif di Pascasarjana UIN Alauddin 
Makassar dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Meski pada Agustus 2017 sudah memasuki masa pensiun, namun 
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dia tetap berharap agar dapat memberikan dedikasi akademiknya 
kepada lembaga pendidikan selama dia masih mampu dan masih 
diperlukan. 
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BaB III

KonstruKsI ePIsteMologIs

PeMIKIran Moch. QasIM Mathar

Dari sejumlah tulisannya yang tersebar di sejumlah penerbitan, 
baik buku, majalah, jurnal maupun kolom Jendela Langit di Harian 
Fajar,  tergambar  kegelisahan seorang Qasim Mathar melihat kondisi 
keberagamaan masyarakat di tengah masyarakat transformatif dewasa 
ini. Dia menyorot tajam pemahaman dan kondisi keberagamaan 
masyarakat yang menurutnya hanya berada di tataran kulit.

Qasim Mathar menyadari bahwa era postmodernisme saat ini 
menghantarkan masyarakat memasuki sebuah wilayah  perubahan 
sosial. Produk-produk teknologi sebagai efek dari transformasi 
sosial terkadang menjadi sebuah ”competitor” baru bagi status quo 
keberagamaan masyarakat yang dianggap sudah mapan. Akibatnya,  
agama menjadi sebuah dogma dan doktrin ekslusif yang siap 
membawa masyarakat kepada situasi saling menyalahkan, menghina, 
menjegal dan bahkan mengafirkan, bahkan dakwah menurut Qasim 
Mathar lebih bersifat entertainnment (hiburan) ketimbang infolightment 
(mencerahkan).

Munculnya manusia beragama yang individualistik dan 
materialistik merupakan indikasi dari fenomena perkembangan 
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transformasi sosial di atas. Tata nilai agama yang luhur mulai lentur 
dan luntur, bahkan ada tendensi agama hanya dianggap sebagai suatu 
kepentingan “kifayah” dan bukan kebutuhan pribadi. Jika mereka 
beragama, tampaknya agama hanya dianggap sebagai sebuah identitas 
simbolik, bukan sebagai suatu nilai yang tercermin dalam perilaku. 
Konsekuensinya terjadilah  pembusukan  nilai agama akibat agama 
melekat pada individu yang mengartikulasikan nilainya sebatas 
simbol/topeng.7    

Fenomena semacam ini menurut Qasim Mathar masih banyak 
dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga tidak aneh hingga saat ini, 
kondisi umat Islam masih berjalan di tempat di tengah kompetisi 
lari cepat penduduk dunia. Di saat orang lain telah menciptakan 
teknologi komunikasi tercanggih, umat Islam masih sibuk berzikir 
ritual di rumah maupun di mesjid. Zikir bagi mereka masih dipahami 
sebatas melafalkan al-kalimat al-tayyibah. Gerakan umat Islam masih 
terlalu kaku, dibatasi oleh konsep halal dan haram, meski hal itu 
sesungguhnya masih dianggap khilafiyah.

Umat Islam masih sibuk “bertengkar” dengan umat Islam sendiri. 
Mereka masih senang menyalahkan kelompok lain, hanya karena 
persoalan khilafiyah. Membangun persamaan dengan sesama muslim 
saja masih belum mampu, apalagi membangun persaudaraan dengan 
orang yang tidak seagama.8 

Dalam seminar nasional bertajuk ”Islam sebagai Agama Damai” 
yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LP2M) UIN Alauddin Makassar, Qasim Mathar 
menyatakan bahwa dirinya tidak ingin terkooptasi oleh mazhab 
tertentu, apakah Sunni, Syiah atau Ahmadiyah. Menurutnya, jika 

____________________

7   Sayyed Hosen Nasr, A Young Muslim’s Guide to The Modern World, diterjemahkan oleh Hasti 
Tarikat dengan judul Menjelajah Dunia Modern (Bandung: Mizan, 1994), h. 194.

8   Lihat Moch. Qasim Mathar, opini (Fajar, Maret 2017)
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terdapat namanya dalam salah satu mazhab terserbut, dia pada detik 
itu juga menyatakan keluar dari mazhab tersebut. Qasim Mathar 
hanya ingin menjadi seorang muslim yang ramah kepada siapa pun 
sesuai dengah misi profetik ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin.9 

Beranjak dari latar belakang ini, tampak Qasim Mathar ingin 
mereformulasi sebuah pemikiran epistemologis yang mendasarkan 
nilai agama pada sebuah ranah kekinian dan kedisinian. Menurutnya, 
keberagamaan masyarakat harus dibingkai dalam sebuah paradigma 
holistik yang tidak sektarian dan primordial. Sebab Islam yang 
diturunkan Tuhan bukanlah Islam sektarian, tetapi Islam universal 
yang adaptable dalam dimensi ruang dan waktu. Islam bukan Arab dan 
Arab bukan Islam.

Akan tetapi, karena keberagamaan masyarakat terikat dengan 
simbol primordial, maka banyak masyarakat mengidentikan simbol 
kultural dengan ajaran Islam. Karena itu menurut Qasim, diperlukan 
proses mengindonesiakan Islam dalam kehidupan beragama 
masyarakat. 

Setelah membaca sejumlah tulisan yang terdapat di sejumlah 
media cetak, maka dalam buku ini diuraikan beberapa kerangka 
pemikiran  Qasim Mathar. Dengan membaca gagasan atau ide yang 
dituangkan dalam tulian baik berbentuk artikel koran, jurnal/bulletin 
atau buku, maka dapat disimpulkan bahwa konsep pemikiran Moh. 
Qasim Mathar dilandasi oleh konstruksi paradigmatik yang menjadi 
penciri bagi jati dirinya dan karakter bagi tradisi akademiknya.

A. Konstruksi Teologis

Teologi merupakan bangunan dasar dalam fondamen keimanan 
seseorang. Kerangka teologis menjadi pertimbangan dasar bagi 

____________________

9   Qasim Mathar menyampaikan makalahnya pada Seminar Nasional kerjasama antara LP2M 
UIN Alauddin dan Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Rabu 7 November 2018. 
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seseorang dalam menentukan sikap, cara berpikir dan berbuat. 
Konstruksi teologis yang terbangun bisa memberi warna bagi 
seseorang untuk mengambil peran dalam setiap keputusan dalam 
kehidupannya.

Merujuk kepada sejarah teologi dalam dunia Islam, konstruksi 
teologis mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Hadirnya 
konstruksi teologis dalam bangunan disiplin ilmu keislaman justeru 
berawal dari turbulence politik di dalam dunia Islam.10 

Menurut Harun Nasution, secara umum hanya terdapat dua 
paham teologis yang diyakini dan dianut oleh masyarakat, yaitu 
paham Jabariyah dan Qadariyah.

Paham Jabariyah merupakan konstruksi teologis yang dibangun 
atas dasar keyakinan bahwa segala-galanya telah ditentukan oleh 
Tuhan. Dengan kata lain, apapun yang terjadi dalam klehidupan 
manusia ini, skenario dan sutradara utamanya adalah Tuhan. Kata 
Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Di dalam 
Al-Munjid, dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara 
____________________

10   Awal mulanya persoalan teologi muncul bukan atas dasar kajian atas sebuah disipilin 
ilmu, tetapi teologi terlahir dari adanya goncangan politik efek dari perebutan kekuasaan 
antara Ali dan Muawiyah. Proses rekonsiliasi antara keduanya melahirkan friksi di dalam 
kelompok Ali yang tidak bersepakat dengan arbitrase. Mereka beranggapan bahwa arbitrase 
yang tidak merujuk kepada hukum Allah dipandang salah dan kafir. Mereka inilah yang 
kemudian kelak dikenal dengan Kelompok Khawarij. Khawarij pada awalnya menilai ‘Ali 
dan orang-orang yang ada di sekitarnya di pihak yang benar karena ‘Ali adalah khalifah 
yang sah dan telah dibai‘at mayoritas kaum muslimin, sementara Mu‘awiyah berada di 
pihak yang salah karena memberontak terhadap khalifah yang sah, lagi pula berdasarkan 
estimasi Khawarij, pihak ‘Ali hampir memperoleh kemenangan pada peperangan itu, 
tetapi karena ‘Ali menerima ajakan damai dari Mu‘awiyah, maka kemenangan yang 
hampir diraih itu menjadi hilang. Inilah yang memunculkan semboyan, “Lā Hukma illā 
lillāh” (tidak ada  hukum kecuali untuk Allah). Persoalan yang tadinya hanya  pada aspek 
khilafah kemudian merambah kepada masalah keyakinan dan kepercayaan.  Lihat  Harun 
Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan (Cet. V; Jakarta: Penerbit 
Universitas Indonesia, 1986 M.), h. 6-8. Muhammad Abi Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-
Islamiyyat fi al-Siyasat wa al-‘Aqa‘id wa Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah  diterjemahkan oleh Abd 
Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib dengan judul Aliran Politik dan Aqidah (Cet. I; Jakarta: 
Logos, 1996 M.), h. 63.
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yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan 
sesuatu.11 Dalam bahasa Inggris paham ini disebut keterpaksaan atau 
predestination. Secara tehnis mereka yang memiliki paham fatalism  
disebut juga paham Jabariyah.12 

Secara terminologi disebutkan bahwa Jabariyah adalah suatu 
paham yang menafikan hakikat suatu perbuatan dari hamba dan 
menyandarkan perbuatan tersebut kepada AllahSwt.13 

Oleh karena itu manusia menurut paham ini di anggap tidak 
mempunyai kemampuan untuk berbuat, atau memilih dalam 
berkehendak, semua telah di tentukan oleh AllahSwt.14 

Lain Jabariyah, lain pula dengan Qadariyah. Qadariyah berasal 
dari bahasa Arab, yaitu dari kata qadara  yang artinya kemampuan dan 
kekuatan. Adapun pengertian menurut terminologi Qadariyah suatu 
aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi 
oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah 
pencipta bagi segala perbuatannya, ia dapat berbuat sesuatu atau 
meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian 
tersebut, dapat di pahami bahwa Qadariyah di pakai untuk nama 
suatu aliran yang memberi penekanan atas kebebasan dan kekuatan 
manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dalam hal ini 
Harun Nasution, menegaskan bahwa kaum Qadariyah berasal dari 
pengertian bahwa manusia mempunyai qudrah atau kekuatan untuk 
melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian 
bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan.15 
____________________

11   Louis Ma’luf, Al-Munjid fi al-lughah wa al-alam, Beirut. Dar Al- Masyriq, 1998. h. 78. 
12   Nurcholish Majid, Khasanah Intelektual Islam (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1985) h. 13 
13   Harun Nasution. Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan, h. 3.
14   Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jilid III (Cet. III; Jakarta: Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 1994), h. 348-351.
15  Rosihan Anwar, Ilmu Kalam  (Cet. III; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 70. Lihat Abdul 

Mun’in al-Hafni, Ensklopedia Golongan, Kelompok, Aliran, Mazhab,Partai, dan Gerakan Islam, h. 
494. 
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Tidak diketahui secara pasti kapan munculnya paham Qadariyah 
ini, namun munculnya sebagai persoalan teologis didasari oleh faktor 
internal dan eksternal. Secara  internal, paham Qadariyah lahir 
sebagai reaksi dari paham Jabariyah yang telah berkembang pada 
masa dinasti Umayyah. Paham Jabariyah ini cenderung melegitimasi 
perbuatan maksiat, perbuatan sewenang, perbuatan aniaya dan 
sebagainya yang selalu dirujuk kepada kehendak Tuhan. Paham 
ini telah dianut oleh peguasa Bani Umayyah yang cenderung dalam 
kezaliman untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka, seperti 
yang disaksikan Gilan al-Dimasyqy (tokoh paham Qadariyah) ketika 
menjabat sebagai sekertaris negara dalam pemerintahan Umayyah 
di Damaskus.16 Ia menyaksikan kemerosotan dari sudut agama, 
kemewahan istana, sementara rakyat kelaparan, penindasan terhadap 
rakyat dan sebagainya. Bila diingatkan mengapa melakukan hal itu, 
dan harus mempertanggung jawabkan di hadapan ummat, dan di 
akhirat kelak, mereka menolak dan mengatakan kami tidak bisa 
dimintai pertanggung jawaban atas tindakan kami, sebab Tuhanlah 
yang menghendaki semua itu.17

Berdasarkan kasus tersebut, muncullah paham Qadariyah sebagai 
reaksi keras dengan mengatakan manusialah yang mewujudkan 
perbuatan-perbuatannya dengan kemauan dan tenaganya sendiri.18  

Faktor eksternal yang menyebabkan munculnya paham 
Qadariyah, yakni pada waktu yang sama (masa Bani Umayyah), kaum 
muslimin atau orang-orang Arab bercampur dan berinteraksi dengan 
berbagai macam pemikiran dan pendapat asing, sehingga tidak aneh 

____________________

16   Lihat W. Montgomery Watt, The Majesty of Islam, diterjemahkan oleh Hartono Hadikusumo 
dengan judul Kejayaan Islam; Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis (Cet, I; Yogyakarta: Tiara 
Wacana Yogya, 1990), h. 74. 

17   Lihat Nurcholish Majid, Khasanah Intelektual Islam (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1994) 
h. 14 

18   Harun Nasution. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, jilid II (Cet,IV; Jakarta: Universitas 
Indonesia Press, 1986), h. 37.
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jika hal itu mengarahkan mereka pada persoalan-persoalan yang 
sebelumnya tidak pernah terbetik dalam dalam hati mereka. Kemudian 
kaum muslimin mulai memecahkan persoalan mereka dengan metode 
yang disesuaikan dengan keyakinan hati mereka. Dialog itu dapat 
disimpulkan bahwa semua manusia tidak dapat melakukan sesuatu 
kecuali dengan pertolongan AllahSwt. Kalau begitu di mana posisi 
kebebasan kehendak dalam diri manusia.19 

Dalam proses perkembangan pemikiran di dunia Islam, kedua 
paham ini kemudian menjadi basis pemikiran teologis bagi aliran-
aliran yang muncul kemudian seperti Mu’tazilah, Asy’ariyah, 
Maturidiyah (Bukhara dan Samarkand) dan lain-lain.

Merujuk kepada perjalanan sejarah teologis Islam, serta 
mencermati pola epistemologi pemikiran teologis yang dibangun Qasim 
Mathar dalam memandang dimensi kehidupan manusia dan kaitannya 
dengan agama, penulis menilai bahwa kecenderungan Qasim Mathar 
selalu berada pada paham Qadariyah dengan mengadopsi sistematika 
berpikir teologi Mu’tazilah yang memosisikan akal sebagai bagian 
yang sangat penting dalam memahami aspek kehidupan beragama.

 Hal ini terlihat dari sejumlah pernyataan dan tulisan yang bisa 
ditemukan dalam sejumlah artikel. Bagi Qasim Mathar, sebagaimana 
halnya Qadariyah, manusia memiliki peran dalam menentukan hidup 
dan masa depannya. Manusia tidak seperti wayang yang bergerak 
yang digerakkan oleh dalang, tetapi ia memiliki otoritas kemandirian 
untuk memilih atau untuk berada di suatu pilihan. Apakah pilihan 
baik atau buruk ditentukan oleh manusia yang bersangkutan.

Dalam mengomentari sebuah perhelatan akbar sepak bola AFF 
2014,  head to head antara Timnas Indonesia vs Malaysia,  dimana 
pengurus PSSI menggelar Zikir mengundang anak yatim, Qasim 

____________________

19   Ibrahim Madkour, Al-Islamiyah Manhaj wa Tatbiqu, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi 
dengan judul Aliran Teori Filsafat Islam, jilid II (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara; 1983), h. 4-5. 
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Mathar berpendapat bahwa ritual seperti itu tidak efektif, bahkan 
tidak perlu ada ritual doa seperti ini, sebab menurutnya, lawan 
pun juga akan menggelar doa yang sama meminta kemenangan. 
Menurutnya yang diperlukan adalah kematangan strategi, kesiapan 
mental dan kecerdasan pemain dalam mengola bola di lapangan.

Demikian pula dalam memandang sebuah peritiwa bencana 
alam, Qasim Mathar tidak seperti kebanyakan orang lain yang selalu 
mengaitkan sebuah peristiwa dengan dosa yang dilakukan manusia. 
Sebutlah misalnya bencana Sunami Aceh 26 Desember 2004 atau 
Sunami Palu 28 September 2018 yang menelan banyak korban. Bagi 
kebanyakan masyarakat umum, peristiwa ini selalu dikaitkan dengan 
dosa-dosa manusia yang berada di tempat kejadian, akan tetapi 
bagi Qasim Mathar, peristiwa alam itu menjadi sebuah sunnatullah 
yang memang harus terjadi. Alam memiliki siklus keseimbangan 
yang harus menjadi bagian dalam dinamikanya. Tatkala alam tidak 
seimbang, maka alam mengalami turbulence untuk mengembalikan 
posisi keseimbangannya, sebab jika tidak turbulence, maka peristiwa 
yang lebih dahsyat lagi pasti akan terjadi. Bagi Qasim Mathar, yang 
harus diajarkan kepada masyarakat adalah tentang mitigasi bencana, 
dimana mereka harus tahu tentang letak geografis tempat mereka 
tinggal yang memang rawan dan berpotensi terjadi bencana.

Bagi Qasim Mathar, masyarakat harus dididik cerdas untuk 
menggunakan akal pikiran, sebab akal merupakan alat untuk 
memahami dan mengenali sesuatu. Pokok pikiran seperti ini juga 
sudah lama diajarkan oleh kelompok Mu’tazilah yang mendudukkan 
posisi akal sangat penting dalam memahami berbagai permasalah, 
baik kehidupan maupun permasalahan agama.

Akal pikiran juga tidak boleh hanya didominasi oleh sekelompok 
mazhab dalam memahami sesuatu. Bagi Qasim Mathar, demokrasi 
dalam berpaham dan berpendapat harus dikembangkan dengan baik. 
Tafsir agama tidak boleh dimonopoli oleh sebagian kelompok yang 
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menafikan kelompok lain. Dalam kaitan ini, Qasim Mathar menyatakan 
bahwa  sifat dari semua ilmu, termasuk ilmu-ilmu keislaman tersebut  
berkembang sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. 
Salah satu aspek dari ilmu yang penting ialah metodologinya. 
Perkembangan dari suatu bidang keilmuan mengharuskan 
perkembangan pula pada metodologinya. Semakin maju suatu bidang 
keilmuan semakin berkembang pula metodologi dari ilmu tersebut. 
Metodologi ini melahirkan keragaman dalam menangkap Sesuatu. 
Misalnya, dahulu, belum dikenal metode maudhui (tematis) di dalam 
ilmu tafsir. Dahulu, al-Quran dipahami dan dijelaskan melalui metode 
tahlili (suatu metode yang umumnya dipakai oleh ulama tafsir di masa 
lampau, dan metode-metode selainnya). Dengan dikenalnya metode 
maudhui di masa akhir ini, maka akan besar kemungkinan ayat yang 
sebelumnya dipahami dengan pemahaman tertentu karena memakai 
metode tahlili, dapat dipahami dengan pemahaman yang berbeda 
karena memakai metode maudhui. Perbedaan seperti yang terjadi 
di kalangan ulama tafsir, karena perbedaan metode yang dipakai, 
tentu bisa terjadi pula pada kalangan di bidang-bidang ilmu-ilmu 
keislaman lainnya, terutama kalau motodologi di bidang keilmuan 
tersebut mengalami perkembangan. Jadi, perbedaan metode dapat 
menghasilkan perbedaan pemahaman di kalangan ulama di dalam satu 
bidang ilmu keislaman terhadap persoalan keagamaan yang berkaitan 
dengan bidang tersebut.

Kalau di dalam kalangan sendiri (satu bidang kelimuan Islam) 
dapat terjadi perbedaan pemahaman, bagaimana pula suatu persoalan 
keagamaan akan dilihat dari berbagai macam keilmuan Islam tersebut? 
Dapatkah suatu persoalan keagamaan hanya dilihat dari satu ilmu 
keislaman tertentu? Atau, haruskah dilihat dari berbagai macam 
bidang keilmuan Islam yang metodologinya satu sama lain tidak selalu 
sama.

Atas dasar itu, Qasim Mathar memandang perlunya ruang 
untuk saling menghargai atas setiap perbedaan yang muncul dalam 
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memahami agama. Baginya pemahaman atau keyakinan tidak 
boleh dipaksakan, sebab pemahaman yang dipaksakan melahirkan 
kemunafikan, sedangkan kemunafikan sangat dilarang dalam agama. 
Baginya, perbedaan pemahaman keagamaan yang muncul selama ini 
adalah hal yang biasa. Yang menjadi persoalan adalah adanya kelompok 
yang memaksakan pemahamannya, menganggap kelompoknya yang 
paling benar dan yang lain salah, mengafirkan kelompok yang lain, 
mengintimidasi bahkan menghancurkan kelompok tersebut.

Dalam kaitan ini, Qasim Mathar menulis:

Setiap agama mengajarkan setidaknya tiga hal pokok atau ajaran 
dasar. Yang pertama ialah kepercayaan terhadap Tuhan, Zat Yang 
Luhur, Sang Pencipta. Yang kedua ialah kepercayaan terhadap adanya 
kehidupan setelah kematian sebagai kelanjutan dan tempat menerima 
hasil hidup sekarang. Yang ketiga ialah berbuat kebaikan-kebaikan 
selama masa hidup sekarang (di dunia). Adapun ajaran-ajaran agama 
yang sangat banyak yang lainnya merupakan cabang dari ketiga 
ajaran pokok tersebut. Di dalam Islam dikenal kepercayaan kepada 
malaikat-malaikat, kitab-kitab Allah, dan para rasul/nabi Allah. 
Dapat dikatakan bahwa kepercayaan kepada ketiga hal yang disebut 
akhir merupakan cabang atau konsekwensi dari kepercayaan kepada 
ketiga ajaran dasar yang disebutkan pertama. Jika seseorang percaya 
kepada Allah, maka tentu dia percaya pula kepada firman-Nya (kitab-
Nya), para rasul-Nya (yang menyampaikan firman Allah), dan para 
malaikat-Nya (sebagai mediator di dalam penyampaian firman Allah 
kepada rasul/nabi-Nya).20

____________________

20   Moch. Qasim Mathar, Jendela Langit, Fajar. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa Agama-
agama yang ada di zaman sekarang sudah melalui proses panjang dalam sejarahnya 
masing-masing dan sepanjang itu pula agama-agama tersebut diberi penjelasan oleh umat 
penganutnya, lewat organisasi keagamaan dan individu. Dari satu sisi, agama-agama 
sudah memiliki kekayaan penjelasan (tafsir). Dari sisi yang lain, kekayaan penjelasan 
(tafsir) agama tersebut bisa saja lapuk dan kropos dimakan zaman. Lapuk dan kropos 
karena agama kehilangan pesan dan semangat ketuhanan, keakhiratan, dan berbuat 
kebajikan-kebajikan, yang merupakan ajaran dasar setiap agama. Selanjutnya, organisasi 
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Dari tulisan di atas tampak Qasim Mathar memaparkan esensi 
agama dan memahami agama. Terdapat hal yang bersifat sangat 
prinsipil (ushuliyah),  semi prinsipil (dharuriyah) dan cabang (furu’iyah). 
Qasim Mathar mengharap masyarakat dapat memahami ketiga aspek 
tersebut. Hanya terkadang, masyarakat tidak bisa membedakan 
ketiganya, sehingga terkadang yang bersifat furu'iyah justru dipahami 
sebagai ushuliyah. 

Menurutnya, seseorang baru bisa dipandang kafir jika ia 
mengingkari aspek yang sangat prinsipil (ushuliyah) yaitu tidak 
percaya kepada Allah, dan hari Akhir. Akan tetapi, jika seseorang tidak 
beriman kepada Qadha dan Qadar sebagaimana yang terdapat dalam 
rukun iman yang selama ini dipahami oleh mayoritas masyarakat 
Sunni, maka belum bisa dipandang sebagai kafir, sebab prinsip 
ini masih berada dalam kategori dharuriyah. Artinya seseorang bisa 
berbeda paham sikap dalam kaidah ini,  apalagi jika hanya perbedaan 
terletak pada aspek cabang (furu'iyah) seperti perbedaan tentang tata 
cara shalat, berhaji dan lain-lain.21

Islam bukan sebatas agama, tetapi sebuah ideologi yang dapat 

keagamaan dan individu juga ikut lapuk dan kropos. Salahkah jika lantas ada orang atau 
sekelompok orang membangun cara keberagamaan yang dipandangnya mampu merawat 
ketiga ajaran dasar agama tersebut, tanpa mau ikut pada organisasi keagamaan dan 
individu yang sudah ada? 

21   Hanya saja, isu konflik bukan lagi persoalan politik, tetapi memasuki wilayah teologi 
(keyakinan). Seperti halnya orang Syiah dianggap memiliki keyakinan (rukun iman) yang 
berbeda dengan kebanyakan Islam sunni lainnya, karenanya dipandang sesat. Fenomena 
perbedaan rumusan ini tampak pada bangunan rukun iman Syi’ah. Mazhab teologi ini 
memiliki lima rukun iman yang rumusannya sedikit berbeda dengan mazhab teologi 
Sunni, yaitu: (a) Tauhid, (b) Nubuwah, (c) Al-Ma’ad, (d) Al-Adl, dan (e) Imamah. Dalam hal 
ini, tampaknya Syi’ah tidak menyebut butir-butir kepercayaan kepada para malaikat, 
kitab dan qad}a-qadar seperti yang terdapat dalam prinsip keimanan masyarakat Sunni.  
Quraish Shihab menyatakan hanya terdapat tiga prinsip dasar akidah Syi’ah yaitu (a) 
Tauhid, (b) Kenabian, dan (c) Hari Akhir. Meski demikian, bukan berarti mereka tidak 
percaya kepada malaikat atau kitab-kitab, tetapi komponen itu bukan sistematika yang 
dirumuskan menjadi prinsip rukun iman tersebut. Ini berarti, secara prinsipil tidak 
terdapat perbedaan akidah yang mendasar antara Sunni dan Syiah.  

__________________________________________________________________________
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memberi inspirasi revolusioner. Islam bukan semata bermakna 
tunduk atau penghambaan, melainkan lebih merupakan revolusi 
transendensi, yakni sebuah struktur yang dinamis untuk kesadaran 
individu, sosial dan untuk kemajuan dalam sejarah”.22 

Dalam kaitan ini, Qasim Mathar mengkritisi sejumlah pemikiran 
Islam yang berada dalam wilayah status quo, tidak berkembang dan 
cenderung beku. Inilah menurutnya yang membuat Islam tidak lagi 
mengalami kejayaan dan kemajuan seperti yang pernah dicapai di 
masa klasik, di mana pada waktu itu, dinamika pemikiran Islam 
sangat berkembang dan terbuka. 

Wacana dialogis dalam menggagas sejumlah pemikiran di 
berbagai bidang merupakan poin penting dari pemikiran Ia selalu 
menghindari dialog yang tidak berujung dan hanya menghabiskan 
energi dan waktu, apalagi dialog yang diwarnai perpecahan dan saling 
menjatuhkan. Perdebatan teologi dan  fikih menurutnya cenderung 
terjebak dalam ritual metanarasi, sehingga tidak menghasilkan nilai 
praktis kecuali hanya konsep dogmatisme. Qasim Mathar ingin  
kaum muslimin bersatu dengan pemikiran Islam yang sejalan dengan 
kebutuhan dan tuntutan zaman meski dalam kotak yang berbeda-
beda, tetapi nilai dan semangatnya sama.

Prinsip mendasar dalam akidah menurutnya hanya dua yaitu 
beriman kepada Allah dan hari akhir. Adapun beriman kepada 
malaikat, rasul dan kitab-kitab dan takdirNya, itu merupakan 
konsekwensi dari keimanan kepada Allah. Dengan demikian,  tidak 
perlu melihat kesamaan rumusan rukun iman pada setiap mazhab 
teologi, misalnya rumusan rukun iman Syiah. Yang terpenting 
menurut Qasim Mathar, kita harus melihat esensi keyakinan yang 
diperpegangi.

____________________

22   Hassan Hanafi, Agama Ideologi dan Pembangunan (diterjemahkan oleh Shonhaji Sholih), 
perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat (P3M), Jakarta, 1991, h. 134.
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B. Kontruksi Filsafat Hukum Islam

Menurut Qasim Mathar, Islam merupakan way of life. Islam 
bukanlah sebuah kata benda, tetapi kata kerja yang terefleksi dalam 
sikap dan tutur kata. Semua sikap dan tutur kata telah diatur dalam 
hukum yang mengikat setiap dinamika kehidupan.

Hanya saja di dunia Islam, masyarakat lebih cenderung 
menjadi masyarakat fiqih oriented. Artinya kehidupan mereka sangat 
terikat dengan melihat kitab-kitab fikih yang ada lalu mengaitkan 
hukum-hukum di dalamnya dengan setiap aktivitas yang mereka 
lakukan. Akibatnya banyak masyarakat yang saling bersinggungan 
mempersoalkan perbedaan-perbedaan furuiyah yang terjadi sebagai 
efek dari anutan mazhab fiqih yang berbeda satu sama lainnya.

Ilmu fikih merupakan sebuah disiplin ilmu keislaman yang 
mengatur tata kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan 
Tuhan, lingkungan maupun dengan sesama manusia. Karena fikih 
menjadi landasan kehidupan beragama, maka materi ini dipandang 
sangat urgen, dan karenanya diajarkan sejak SD/MI hingga perguruan 
tinggi, meskipun dengan materi yang berulang-ulang. Karena itu, 
tidak heran masyarakat Indonesia termasuk fikih oriented, yang 
seringkali menyandarkan kehidupan keagamaannya pada halal-
haram, atau wajib, sunat, makruh atau mubah. Ukuran perbuatan 
dalam kehidupan harus diukur dengan standar kaidah hukum ini.

Dalam pandangan Qasim Mathar, hukum Tuhan tidak sekadar 
hitam putih, masyarakat harus melihat landasan filosofis kenapa 
hukum tersebut dibuat. Menurutnya, masyarakat harus paham 
maqashid al-syari sebuah hukum yang dititahkan Tuhan kepada 
manusia. Kontruksi filsafat hukum Islam dijadikan sebagai pisau 
analisis untuk membaca semua yang berada di balik teks hukum 
yang tertulis, tidak terpaku pada setiap arti formal ayat Al-Quran 
maupun al-Hadis. Menurutnya, umat Islam hendaknya tahu latar 
belakang dan tujuan kenapa hukum itu diciptakan.
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Dalam sejarah kelahirannya, produk ijtihad sering muncul 
ketika persoalan kemanusiaan di masyarakat mengemuka dan perlu 
direspon. Dengan demikian, asumsi fikih sebagai sumber hukum 
memiliki relevansinya tersendiri, karena ia lahir untuk merespon 
dinamika masyarakat. Pijakan fikih tidak semata pada otoritas 
normatif melangit, tetapi juga penghayatan pada pijakan realitas 
objektif. Dalam kaitan ini, tidak heran jika tipologi mazhab fikih 
dalam bentang sejarahnya selalu dilatarbelakangi oleh konteks-
realitas sekitarnya.23

Bagi Qasim Mathar, hukum yang dibuat Allah itu bukan untuk 
memberatkan manusia apalagi menyengsarakan, tetapi lebih kepada 
kemaslahatan dan solusi untuk mengatasi sebuah problematika 
sosial di tengah masyarakat. Sebutlah misalnya hukum pencurian 
yang jelas bunyi hukumnya adalah potong tangan. Menurut Qasim, 
kita tidak bisa hanya melihat teks tersebut, tetapi mengkaji landasan 
filosofis kenapa ayat ini berbunyi demikian. Apa latar belakangnya, 
apa maksudnya dan apa tujuannya. Jika sudah dipahami ketiga aspek 
tersebut, maka bisa dipahami sebuah hukum secara komprehensif.

Itulah sebabnya Qasim Mathar tidak sependapat dengan 
penegakkan Syariat Islam yang sering digagas oleh KPPSI dan Hizbut 
Tahrir Indonesia. Qasim Mathar mempertanyakan syariat yang 
mana yang dimaksud. Apakah syariat versi Wahabi, Syafi’i, Hanafi, 
Maliki dan lain-lain.  Jika ini yang dimaksud syariat Islam tersebut, 
maka menurut Qasim Mathar mustahil untuk bisa menghadirkan 
masyarakat yang baik sebab di antara anggota masyarakat memiliki 
pandangan dan keyakinan yang berbeda-beda dengan pengalaman 
sesuatu di wilayah keagamaan. Demikian pula ketidaksepahamannya 
dengan kelompok-kelompok  yang mengatasnamakan Islam seperti 
FPI. Menurutnya, sebuah keyakinan atau pemahaman tidak bisa 
dipaksakan kepada orang lain yang berbeda paham dengan diri kita. 
____________________

23   Abu Yasid, Fiqh Realitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. viii-ix



29

Bab III. Konstruksi Epistemologis Pemikiran Moh. Qasim Mathar

Karenanya, untuk memahami paham orang lain, perlu memperdalam 
kaidah-kaidah hukum Islam dengan merujuk kepada nilai-nilai 
teleologis. 

Menurut Qasim Mathar, ayat al-Quran dan hadis Nabi yang 
mengatur ibadah mahdah sudah jelas, tegas dan terperinci, sedangkan 
ayat-ayat berkenaan muamalah masih tidak tegas dan tidak terperinci. 
Mengingat situasi masyarakat yang setiap saat berubah dan dinamis, 
maka diperlukan upaya perubahan baik cara berpikir maupun cara 
memahami agama untuk menentukan sebuah konklusi hukum.24 

Dalam memahami sebah teks/nash yang terdapat di dalam al-
Qur’an dan Hadis, Qasim Mathar tidak pernah terpaku pada materi 
formalnya, tetapi selalu berupaya menangkap pesan moral atau 
substansinya dengan melihat hal berikut:

a. Tujuan dan hikmah hukum;
b. Socio-culture yang berkembang;
c.  Asbab al-Nuzul; dan  
d. Al-Maslahat al-Ammah (kemaslahatan umum/masyarakat).25 

Dengan berpijak pada kriteria tersebut, menurut Qasim Mathar, 
hukum yang akan ditetapkan senantiasa terukur dengan rujukan 
utama dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam hal ini, tampaknya Qasim Mathar sangat mengutamakan 
logika filsafat hukum Islam formal dengan berpijak pada asas filsafat 
dealektika yang ingin mencari jalan tengah (win-win solution) dalam 
menyelesaikan sebuah persoalan.

Jika menelaah pikiran Qasim Mathar, di samping kriteria di 
atas tampaknya dia juga membuat metodologi berpikir menetapkan 
hukum seperti berikut:
____________________

24   Bandingkan Harun Nasution, Islam Rasional (Bandung: Mizan, 1995), h. 185.
25   Bandingkan Muhammad Faruq Nabhan, Al-Madkhal li Al-Tasyri Al-Islami Beirut: Dar al-

Qalam, 1951, h. 118. Lihat pula Taufik (Islam), op. cit., h. 26.
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a. Pilihan wahyu dan akal

Dalam sejarah pertumbuhan hukum Islam, terdapat dua 
kelompok mazhab yang secara diametral saling bertentangan. 
Kelompok pertama adalah mereka yang mengutamakan penggunaan 
hadis dalam memahami ayat-ayat al-Quran. Mereka ini dikenal 
dengan istilah Ahl al-hadis. Kelompok kedua adalah mereka yang 
mengutamakan penggunaan nalar/akal (Ahl al-Ra’yi).

Kedua aliran ini telah menghasilkan kitab-kitab fikih yang 
berbeda. Kitab-kitab fikih kelompok pertama lebih memberi 
tempat kepada hadis-hadis meskipun lemah, sedangkan kelompok 
kedua menghasilkan kitab-kitab fikih yang bercorak rasional dan 
kontektual.

Qasim Mathar tampak berada pada barisan kedua ini. Meski 
oleh kelompok pertama, aturan Tuhan tidak boleh diintervensi oleh 
manusia, namun bagi Qasim, hukum yang ditetapkan Tuhan yang 
tertuang di dalam fikih juga merupakan hasil produk pikiran manusia. 
Olehnya itu, dia beranggapan fikih hanyalah sebuah kompilasi aturan 
yang tidak diikat oleh ruang dan waktu.26 Qasim Mathar tidak 
menabukan fikih untuk direvisi, sebab jika produk hukum yang telah 
dibuat tidak lagi sesuai dengan kemaslahatan manusia (al-maslahah 
al-ammah), hukum itu akan ditinggalkan. Oleh karena itu, teks-teks 
yang ”tampak” bertentangan dengan akal harus di-ta’wil, sesuai 
dengan keperluan manusia, setelah sebelumnya mengaitkan dengan 
4 (empat) kriteria di atas.

Akal merupakan pemberian Allah untuk berpikir, dan 
diharapkan digunakan sebagaimana fungsinya, yakni untuk 
berpikir. Dalam kenyataannya, tidak sedikit manusia, justeru tidak 
menggunakan akal sebagaimana mestinya. Mereka terkungkung 

____________________

26   Lihat Budi Munawar Rahman (ed.). Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Jakarta: 
Paramadina, 1994), h. 373.
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dengan keterbatasan berpikir.

Kunci untuk memahami agama menurut Qasim Mathar, 
disamping wahyu juga akal pikiran. Akal merupakan software 
epistemologis untuk membedah semua rahasia yang terdapat di 
semesta raya ini. Qasim yakin bahwa Tuhan merupakan supremasi 
rasional, oleh karena itu Tuhan menciptakan manusia menjadi 
makhluk yang berpikir. 

Kadang orang takut menggunakan akal untuk memahami 
dimensi transcendent. Seorang pemikir Islam, Ahmad Wahib pernah 
menyatakan bahwa Tuhan bukanlah daerah terlarang bagi rasio. 
Keberadaan Tuhan memang harus dipikirkan? Eksistensi Tuhan 
memang tidak kebal dari kritik. Pada dasarnya, seseorang yang 
beriman kepada Tuhan, sementara dia menolak pemikiran kritis, 
berarti ia menghina rasionalitas eksistensi Tuhan. Dia menghina 
Tuhan, sebab dia hanya berpura-pura percaya pada Tuhan”.27  

Ungkapan di atas mencerminkan kondisi jiwa seseorang yang 
sangat menghargai akal dan kebebasan berpikir. Menurut Wahib, 
justeru orang yang tidak menggunakan rasio dan berpikir bebas 
melakukan kesalahan terhadap Tuhan, bahkan ia dianggap menghina 
Tuhan, sebab tidak menghargai akal yang diberikan Tuhan.

Penghargaan yang tinggi kepada akal ini, dalam sejarah teologi 
dipelopori oleh Mu’tazilah, bahkan menurut aliran ini akal dapat 
mengetahui Tuhan, baik dan buruk, meskipun tanpa perantaraan 
wahyu.28 

Seorang muslim yang membatasi kebebasan berpikir, bukanlah 
seorang muslim sejati yang menjadi bagian dari Islam. Jika Islam 
memang membatasi terhadap apa yang dibolehkan untuk dipikirkan, 
maka itu bukanlah konsep Islam sebenarnya. Konsep seperti itu 
____________________

27   Djohan Efendi (ed.), Pergolakan Pemikiran Islam (Jakarta: LP3ES, 1988), h.  23.
28   Harun Nasution, Teologi Islam (Jakarta: UI Press, 1986), h. 80. 
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hanya dibuat oleh masyarakat Islam, bukan konsep yang dikehendaki 
Tuhan. Tuhan justeru senang jika orang beriman secara ikhlas 
mencoba memahami-Nya dan menerapkan ajaran-Nya, meski 
sesekali tersalah. Pemikiran rasional semacam ini memang memiliki 
implikasi yang cukup riskan, tapi takut salah bukanlah suatu alasan 
yang cukup untuk tidak berpikir.

Menurut keyakinan Islam, manusia adalah makhluk Tuhan. 
Ketinggian, keutamaan, dan kelebihan manusia dari makhluk lain 
justeru terletak pada akal yang dianugerahkan Tuhan. Akal yang 
membuat manusia berbudi dan berbudaya tinggi.29  Pemikiran kritis 
dan kreatif, meskipun mungkin salah masih lebih baik dari pada orang 
yang membuat salah karena tidak pernah berpikir. 

Kebebasan berpikir bukanlah kebebasan mutlak tanpa ada 
batasannya. Meletakkan suatu ikatan dalam suatu pikiran yang 
sebenarnya tidak terikat merupakan suatu alasan yang tidak tepat. 
Kebebasan berpikir bukan saja sebagai suatu aspirasi yang harus 
diajak, atau suatu hak yang harus dipertahankan, tetapi lebih jauh ia 
merupakan kejujuran intelektual yang sangat esensial.

Dari pokok pikiran yang digagas Qasim Mathar, baik dalam 
buku, kolom Jendela Langit maupun dari berbagai seminar, Qasim 
Mathar banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir rasional, baik dari 
mazhab teologis, fikih, pemikir modern Islam, maupun guru-gurunya 
yang telah memberikan pendidikan di Program Pascasarjana.

b. Pilihan kesatuan dan keragaman

Secara substantif hukum Islam hanya satu yaitu hukum yang 
berasal dari Allah. Akan tetapi interpretasi akal manusia yang 
plural baik dari segi kapasitas akalnya, maupun dimensi ruang di 
mana manusia berada  terhadap kesatuan hukum Tuhan tersebut 
____________________

29   Harun Nasution, Islam Rasional (Bandung: Mizan, 1995), h. 139.
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melahirkan keragaman hukum sebagai sebuah ekspresi nalar dan 
lokal. Oleh karena itu, produk hukum Islam biasanya berwarna 
personal dan lokal.30 

Qasim Mathar beranggapan bahwa manusia harus melakukan 
pilihan antara pandangan yang mengatakan hukum Islam itu universal 
dengan pandangan yang mengatakan hukum Islam itu partikular. Jika 
manusia cenderung memilih yang pertama, Qasim yakin hukum Islam 
akan mandeg, statis dan Islam akan kehilangan rohnya sendiri. Akan 
tetapi jika memilih pandangan kedua, maka Islam akan selalu dinamis 
dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Bagi Qasim Mathar, 
hukum yang terdapat di dalam al-Quran itu bersifat dinamis, karena 
itulah kandungan al-Quran dikatakan bersifat universal. Kedinamisan 
kandungannya sangat tergantung  kepada konstruksi filsafat hukum 
yang menjadi landasannya. Jika cara manusia memahami teks apa 
adanya, sesuai dengan bunyi teks dan pemahaman yang digunakan, 
maka kandungan menjadi kaku. Itulah sebabnya diperlukan kajian 
tekstual dan kontekstual dalam memahami kandungan nash.

c. Pilihan idealisme dan realisme

Dalam pandangan Qasim Mathar, para teoritisi fikih masa lalu 
sering merumuskan hukum di ”belakang meja” tanpa terlebih dahulu 
membaca situasi dan kondisi di mana hukum itu difatwakan. Idealisme 
keagamaan lebih ditekankan daripada realitas sektoralnya. Akibatnya 
produk hukum sering tidak sesuai dengan  kebutuhan manusia.

Meminjam istilah Hamka Haq, sebagian fuqaha masa lalu 
membuat hukum seperti mereka banyak membuat pakaian jadi 
(konvensi) dengan berbagai ukuran tanpa pernah mengukur ukuran 
pakaian tersebut kepada orang yang membutuhkan di masyarakat. 

____________________

30   Kita mengenal istilah Mazhab Syafii, Maliki, Hanbali, Hanafi. Juga kita mengenal corak 
lokalistik seperti aliran Kufah, Hijaz dan lain-lain.
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Akibatnya, di samping tidak efisien, juga banyak yang tidak sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat.31 

Dalam kaitan ini, tampaknya Qasim Mathar lebih mengedepankan 
realitas sosial daripada idealisme normatif dalam menentukan sebuah 
produk hukum. Orientasi hukum Qasim Mathar terfokus kepada 
homosentrisme, bukan teosentrisme. Artinya, produk hukum harus 
berdasarkan pada kondisi real yang terjadi di masyarakat, bukan 
berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang melangit.

d. Pilihan stabilitas (Status Quo) dan perubahan

Bagi kelompok pemikir tradisional, mempertahankan fikih 
sebagai sebuah hukum Tuhan yang ”universal” merupakan sebuah 
keharusan, namun bagi Qasim Mathar fikih harus dilihat sebagai 
sebuah mata rantai perubahan yang tak henti-hentinya harus 
dipersoalkan keabsahannya karena ia hanya menyangkut interpritasi 
teks/nas. Perubahan hukum, dengan memahami faktor sosio-kultural, 
sangat diperlukan, mengingat tipologi manusia, situasi psikologis, 
iklim (sosial dan budaya) senantiasa berubah dan tidak sama dari 
satu zaman ke zaman lainnya. Dalam kaitan ini filsafat hukum Islam 
sangat urgen untuk membimbing masyarakat dalam memahami setiap 
hukum.

Era hari ini disebut dengan era digital yang berkembang di dalam 
sistem kehidupan yang serba megamekanis. Sebuah era dimana peran-
peran manual manusia perlahan namun pasti digantikan oleh peran 
mesin. Akibatnya, manusia yang tidak kompatibel akan kehilangan 
pekerjaan diganti oleh peran mesin sebagai desain dan imotor 
penggerak pekerjaan manusia. Sebagai contoh, guru/dosen atau 
pendidik yang tidak cakap dan  tidak memiliki banyak pengetahuan 

____________________

31   Istilah ini pernah dilontarkan ketika Hamka Haq memberikan materi kuliah Fiqh/Usul Fiqh 
pada mahasiswa angkatan IV PPs. IAIN Alauddin Makassar.
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tentang sesuatu, akan ditinggalkan siswa atau mahasiswanya sebagai 
narasumber, karena mereka lebih memilih mesin google sebagai 
aplikasi mencari jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan. 
Taksi-taksi konvensional terancam karena oleh taksi berbasis digital 
(online) yang pelayanan cepat, akurat dan aman. Transaksi ekonomi 
hari ini berjalan secara online (e-commerce). Seseorang tidak perlu 
membawa uang ke mall, cukup menggunakan kartu ATM sebagai 
alat pembayarannya.

Perubahan ini membawa dampak yang sangat luar biasa terhadap 
produk-produk hukum Islam, sehingga menimbulkan pertanyaan, 
apakah masih layak dipertahankan, atau harus dikaji ulang. Sebutlah 
misalnya tatacara jual beli menurut mazhab Syafii yang mensyaratkan 
adanya akad, barangnya jelas, pemilik jelas, dan lain-lain. Lalu 
bagaimana status hukum e-commerce yang dalam transaksinya, kedua 
belah pihak tidak pernah bertemu, barangnya pun hanya sebatas 
gambar? Beberapa contoh ini hanya sebagian kecil dari fakta realitas 
yang berkembang efek hadirnya era digital.

Dalam konteks idealitas dan realitas ini, Qasim Mathar cenderung 
untuk melihat fakta dan kondisi real masyarakat seraya menelaah 
ulang produk hukum masa lalu yang mungkin saja tidak sesuai lagi 
dengan kondisi hari ini. Toh, kajian hukum seperti ini tidak sampai 
kepada tataran ushuliyah yang dapat membuat seseorang dipandang 
sebagai kafir.

C. Konstruksi Teks dan Kontekstual

Menurut Nadirsyah Hosen,32 memahami Islam tidak cukup 
hanya lewat teks, tapi juga harus memahami konteks. Keduanya harus 

____________________

32   Nadirsyah Hosen http://redaksiindonesia.com/read/islam-yang-tekstual-dan-kontekstual.html  
diakses 1 September 2018
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dipahami dan tidak bisa ditinggalkan. Menurutnya, jika masyarakat 
melulu melihat teks maka mereka akan terpaku dengan teks dan 
memutar kembali jarum sejarah ke zaman onta. Kalau seseorang hanya 
berpegang pada konteks dan melupakan teks maka dia akan seperti 
anak panah yang lepas dari busurnya.

Sebaik-baik urusan itu yang berada di tengah, memahami 
teks sesuai konteksnya. Kalau ini yang dilakukan, maka kita dapat 
mempertahankan nilai lama yang masih relevan dan terus membuka 
diri untuk menerima ide dan gagasan baru yang lebih baik. 

Masih banyak masyarakat Islam yang ingin 100% hendak 
mengikuti setiap tindakan dan perilaku Nabi dari soal cara berpakaian 
sampai cara makan dan tidur, dengan alasan ingin mengamalkan dan 
menegakkan sunnah.  Tentu tidak keliru kalau mau mengikuti Nabi 
dalam segala hal, namun bahanyanya bagi mereka yang mengikuti 
secara tekstual adalah sering menganggap orang lain kurang islami 
atau kurang mengamalkan sunnah.

Dalam kontek ini, Syekh Mahmud Syaltout (mantan Grand 
Syekh al-Azhar)  menjelaskan bahwa prilaku dan tindakan Nabi itu 
ada yang bersifat kemanusiaan belaka dan karenanya tidak memiliki 
konsekuensi hukum dan ada yang memang dilakukan Muhammad 
sebagai seorang Nabi yang karenanya memiliki konsekuensi hukum. 
Dengan kata lain, harus dibedakan antara sunnah ghairu tasyri'iyyah dan 
sunnah tasyri'iyyah.

Adanya pemahaman Islam kontekstual didasarkan pada 
latar belakang sejarah ketika  Islam diturunkan, sebagaimana 
diturunkannya al-Qur’an. Al-Qur’an yang diturunkan selama tiga 
belas tahun di Makkah (Surat Makiyyah) misalnya, berbeda dengan 
al-Qur’an yang diturunkan selama sepuluh tahun di Madinah (Surat 
Madaniyah). Terjadinya perbedaan corak dan isi tersebut disebabkan 
antara lain karena perbedaan sasaran, tantangan, dan masalah yang 
dihadapi di dua daerah tersebut.
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Dengan mengambil pelajaran terhadap perbedaan respon yang 
diberikan oleh al-Qur’an tersebut di atas, maka para peneliti tentang 
Islam memandang bahwa untuk dapat memahami Islam secara benar 
harus melihat konteks situasi dan kondisi dimana Islam tersebut 
dikembangkan. Hal ini dianggap perlu dipertimbangkan agar Islam 
tidak asing dengan berbagai masalah yang dihadapi. Inilah antara lain 
yang melatarbelakangi timbulnya Islam Kontekstual.

Bentuk paham Islam kontekstual yaitu dengan memahami 
konteks sosial dalam memahami ajaran Islam atau dalam mengajarkan 
ajaran Islam. Memahami konteks sosial dalam memahami ajaran Islam  
dapat menyebabkan terhindar dari pemahaman yang sesat tentang 
Islam. Sedangkan memahami konteks sosial dalam mengajarkan 
ajaran Islam akan menyebabkan dipilihnya metode dan pendekatan 
yang tepat dalam menyampaikannya.

Menurut Qasim Mathar, dalam beragama masyarakat Islam 
tidak bisa hanya membaca teks-teks seperti yang terdapat di dalam 
Al-Quran dan al-Hadis. Meski kita tetap memandangnya sebagai teks 
suci, namun tidak menghalangi kita untuk menelaah lebih mendalam 
situasi sosial dimana ayat tersebut diturunkan atau hadis Nabi 
tersebut diucapkan.

Qasim Mathar mengkiritik pola dan corak keberagamaan 
masyarakat yang terpaku pada pemahaman tekstual, yang ujungnya 
bisa menyalahkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. 
Menurut Qasim Mathar, dengan melakukan kajian kontekstual, maka 
masyarakat bisa beragama secara kaffah. Pendekatan Islam kontekstual 
dalam memahami Islam memiliki berbagai keuntungan. Pertama, dapat 
menghindari dari pemahaman Islam yang sesat atau sekehendak 
orang yang memahaminya. Kedua, membawa orang untuk mengikuti 
kehendak agama, bukan sebaliknya. Ketiga, memungkinkan ajaran 
Islam berlaku sepanjang zaman. Keempat, memungkinkan ajaran Islam 
dapat diterima oleh seluruh lapisan sosial. Kelima, memungkinkan 
Islam memberikan respons yang tepat terhadap berbagai permasalahan 
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yang muncul di masyarakat.

Pemikiran seperti ini sangat penting untuk dipahami dalam 
rangka memberi ruang kepada setiap teks suci untuk memberikan 
kemaslahatan kepada manusia. Allah menurunkan hukum dan aturan 
untuk kemasahatan manusia, bukan untuk menyengsarakannya. 
Karena itu, interpretasi teks dan konteks dalam memahami agama 
sangat penting, agar nilai ajaran agama dapat dipahami secara 
komprehensif. 

Dalam hal hak warisan misalnya. Selama ini sebagian ulama 
seperti sudah mapan dengan konsep warisan antara laki-laki dan 
wanita yakni konsep 2:1, yaitu dua bagian untuk laki-laki dan satu 
bagian untuk perempuan. Konsep seperti ini dipegangi oleh para 
ulama berdasarkan nash al-Qur’an,33 dan beberapa kitab fikih.34  
Kajian ini termasuk dalam kajian hukum Islam yang senantiasa 
bergumul dengan kaidah ushul fiqh, sebagai landasan filosofis hukum 
Islam (fikih).

Demikian pula Nasaruddin Umar pernah menjelaskan tentang 
kenapa dalam tradisi fikih akikah, dua ekor kambing bagi laki-laki 
dan satu ekor bagi perempuan. Menurutnya produk hukum ini lahir 
tidak lepas dari konteks sosial masyarakat yang menganut paham 
paternalistik, dimana peran laki-laki sangat dominan dalam berbagai 
hal di dalam komunitas tersebut. Masyarakat Arab menganut paham 
paternalistik, karenanya jika anak laki-laki lahir, orang tuanya 
sangat bangga dan bahagia, melebihi kebahagiaan jika seorang 
anak perempuan yang lahir.35 Atas dasar itu, mereka mengadakan 
pesta dengan mengundang banyak tetangga. Melihat kondisi inilah 
____________________

33   QS. al-Nisa (4):11. 
34   Misalnya Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 424-426.
35   Dalam suku tertentu di komunitas Arab Jahiliyah, hadirnya seorang anak perempuan 

dipandang aib, sehingga ada kebiasaan mereka yang menguburkan bayi perempuan 
mereka hidup-hidup. Umar bin Khattab pun pernah melakukan hal serupa yang 
membuatnya sering menangis dalam kesendirian jika mengingat masa lalunya yang 
pernah membunuh anak perempuannya.
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kemudian Nabi memerintahkan untuk memotongkan kambing dua 
ekor bagi anak laki-laki dan satu ekor bagi anak perempuan. 

Berkenaan dengan kajian fikih, atau aspek Islam lainnya, selain 
masalah akidah, bisa saja diadakan pembaruan, misalnya dalam 
masalah ibadah 'ammah atau mu’amalah dengan menerapkan metode 
ijtihad.36 

Bagi  Qasim Mathar, konsep ijtihad seharusnya diformulasikan 
kembali. Selama ini ijtihad hanya dipahami sebagai usaha menemukan 
suatu konsep yang tidak ditemukan di dalam al-Qur’an dan hadis. 
Menurutnya ijtihad masih diperlukan, meskipun ada al-Qur’an 
dan hadis. Ijtihad yang dimaksud oleh Qasim adalah ijtihad untuk 
memahami kembali pesan dan semangat yang diajarkan oleh al-Qur’an 
dan al-Hadis. Menurut Qasim Mathar, justeru Umar bin al-Khattab 
banyak berijtihad dengan menggunakan nalarnya, melihat aspek 
konteksnya, meskipun telah dijelaskan oleh al-Qur’an.37 

Di antara contoh ijtihad Umar adalah kasus potong tangan pidana 
pencurian, kasus muallaf dan kasus rampasan perang. Al-Qur’an jelas 
menegaskan bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan harus 
dipotong tangannya.38  Tetapi dalam hal tertentu ternyata Umar tidak 
melaksanakan ketentuan ini, demikian juga tentang kasus mu’allaf 
dan rampasan perang. Kondisi seperti ini menurut Qasim Mathar, 
merupakan upaya ijtihad, dan inilah yang harus dilakukan sekarang 
oleh umat Islam. Umat Islam menurutnya harus mereaktualisasikan 
kembali nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman. 
Perlunya reinterpretasi ajaran Islam, menurutnya disebabkan karena 
situasi yang terjadi ketika al-Qur’an diturunkan berbeda dengan 

____________________

36   Ijtihad diartikan sebagai pencurahan segala daya upaya untuk menghasilkan sesuatu 
yang berat dan sulit. Lihat Amir Nuruddin, Ijtihad Umar bin al-Khattab (Jakarta: Rajawali 
Press, 1991), h. 52.

37   Moh. Qasim Mathar, wawancara, 10 Desember 2017 
38   QS. al-Maidah (5):38.
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sekarang, seperti kasus waris dan muallaf dan rampasan perang.

Meminjam istilah Hamka Haq,39 di dalam hukum fikih ada dua 
hak yang harus dilaksanakan, yaitu huquq Allah dan huquq al-Nas. Huquq 
Allah adalah segala ketentuan yang harus dikerjakan oleh manusia 
tanpa ada upaya intervensi manusia, seperti shalat, puasa, dan lain-
lain. Huquq al-Nas yakni hak yang dimiliki oleh manusia dan manusia 
berhak mengolah hak itu sesuai dengan kebutuhan zaman.40  

Menurut Hamka, soal waris termasuk huquq al-Nas karenanya, 
manusia boleh saja berijtihad di dalamnya untuk menentukan sesuatu 
yang dianggap lebih baik.41 

Pandangan Qasim tentang pentingnya memahami ayat secara 
kontekstual  bukan tidak beralasan, Dia ingin umat Islam memahami 
ayat berdasarkan kajian sejarah (asbabun Nuzul) dan semangat 
diwahyukannya ayat tersebut.

Dalam kaitan ini, Muhammad Ali al-Sayis misalnya menguraikan 
asbab al-nuzul ayat tentang warisan ini (QS. al-Nisa 4:11). Ia menjelaskan 
bahwa sebelum ayat ini turun, wanita pada masa jahiliyah tidak 
berhak mendapat warisan, bahkan wanita dizalimi. Lebih lanjut 
ia menyatakan bahwa Ibn Jarir menjelaskan sebab turunnya ayat 
tersebut yakni ketika Abd al-Rahman meninggal, dia meninggalkan 
anak perempuan. Menurut Ummu Kahtin, dia meninggalkan lima 
orang saudara perempuan. Para ahli waris laki-laki datang kemudian 
mengambil semua warisan. Maka Ummu Kahtin melaporkan kepada 
Nabi Muhammad perihal tersebut, maka Allah pun menurunkan ayat 
tersebut.42 

____________________

39   Hamka Haq, Kuliah Ushul Fiqh PPs, 1996
40   Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam (Bandung: 

PT. al-Ma’arif, 1986), h. 362-367. 
41   Hamka Haq, Kuliah Ushul Fiqh PPs, 1996
42   Muhammad Ali al-Sayis, Tafsir al-Ahkam (t.tp.: t.p., t.th.), h. 43. 
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Dari sini bisa dipahami bahwa secara historis dulunya wanita 
tidak berhak mendapat warisan, baru kemudian setelah Islam datang, 
derajat wanita diangkat dan mereka juga mendapat harta warisan.

Dari sejumlah tulisan Qasim Mathar yang penulis baca, 
tampaknya Qasim Mathar  mempunyai kecenderungan yang tinggi 
untuk lebih mementingkan substansi atau semangat yang terkandung 
dalam ajaran Islam dan tidak terpaku pada ungkapan harfiyah.

Bagi Qasim Mathar, memahami semangat (moral force) ajaran 
Islam, terutama al-Quran sangat penting untuk mendapatkan 
pemahaman yang komprehensif terhadap kandungan al-Quran. Dia 
ingin memberikan rambu-rambu tentang pemahaman terhadap moral 
yang dikandung oleh al-Quran. Menurutnya, dalam membangun 
perangkat hukum dan pranata Islam, apapun yang sejati dan 
dapat bertahan, harus ada dua gerakan ganda. Pertama, seseorang 
harus bergerak dari penanganan kasus konkret al-Quran dengan 
mempertimbangkan kondisi sosial yang penting dan relevan pada 
waktu itu (waktu al-Quran diturunkan). Kedua, dari perangkat 
umum harus ada gerakan balik kepada legislasi spesifik, dengan 
mempertimbangkan kondisi sosial yang relevan pada masa sekarang 
ini.

Dalam kaitan ini, Budhi Munawar Rahman juga sangat 
menganjurkan umat Islam untuk dapat menangkap pesan moralitas 
(moral force) al-Quran yang bersifat normatif sekaligus kontekstual. 
Yang normatif bersifat transcendent, tapi dihidupkan dalam suatu 
konteks tertentu. Ketika konteks berubah (seperti zaman sekarang 
yang berbeda dengan zaman Nabi) bisa jadi kita tidak bisa lagi 
mempraktikkan moralitas dalam bentuknya yang lama, yakni yang 
normatif dan kontekstual.43 

Ungkapan Budhi Munawar tersebut sangat relevan dengan 
____________________

43   Budhi Munawar Rahman, Ijtihad Zaman ini, Ketegangan Kreatif antara Syari’ah dan Martabat 
Manusia, dalam Republika 2008.



42

Islam di Jendela Langit

kondisi zaman dan pemikiran para tokoh modernis Islam. Dalam 
kaitan ini, Qasim Mathar tampak memberikan penegasan bahwa 
kondisi dahulu sangat berbeda dengan kondisi sekarang. Contoh 
dalam kasus status perempuan yang berbeda dari masa ke masa. Pada 
saat ini, sudah banyak perempuan yang bekerja, bahkan kadang-
kadang justru perempuan menjadi sumber ekonomi keluarga. Jika 
kondisinya seperti ini, apakah mungkin konsep lama tentang dinamika 
status hukum yang mengitari perempuan masih berlaku? 

Jika menyandingkan pemikiran Qasim Mathar dengan pemikiran 
sebagian ulama klasik dan mencermati teks-teks suci, tampak 
pendapatnya seakan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan 
para ulama klasik yang berpedoman pada kaidah teks ayat dan hadis. 
Namun hemat penulis, inilah ijtihad yang sangat manusiawi yang 
ingin disampaikan oleh Qasim Mathar yang ingin menghidupkan 
kembali semangat al-Qur’an.

Pemahaman al-Qur’an berdasarkan pendekatan esensi dan moral 
ini juga diterapkan oleh Tahir al-Hadad dan para tokoh pemikir seperti 
Fazlurrahman dan Ali Ashgar. Tahir al-Hadad juga menekankan 
pentingnya pemahaman seperti ini, terutama dari sisi konteks di mana 
dan kapan ayat diturunkan.44  

 Ashgar Ali menghendaki pemahaman al-Qur’an secara global, 
bukan secara parsial, sebab metode belakangan ini dapat mengaburkan 
pemahaman. Dalam hal ini ia juga merujuk kepada kasus poligami. 
Menurutnya, ayat yang membolehkan poligami itu harus ditelusuri 
dari awal, sehingga jelas maksud dan kandungan yang dikehendaki 
al-Qur’an.45 

____________________

44   Tahir al-Hadad mengangkat kasus tentang poligami dengan pendekatan sosio-historis 
dan kultural. Lebih lanjut, lihat Tahir al-Hadad, Wanita dalam Syari’at dan Masyarakat, terj. 
M, Adib Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 77-78. 

45   Ashgar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajdi dan Cici F.A. 
(Yogyakarta: Bentang, 1994), h. 142.
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Seperti dikatakan banyak pakar hukum Islam, soal waris, 
perkawinan, perceraian dan persaksian, kepemimpinan perempuan, 
dan sebagainya menjadi persoalan yang sangat aktual dewasa ini 
sejalan dengan isu kesetaraan gender. Ini bukan lagi hanya menjadi 
persoalan keagamaan dalam arti tradisional, tapi telah mewujud 
dalam ketegangan-ketegangan kreatif antara penafsiran syariah di 
satu pihak dan hak asasi (HAM) di pihak lain. Ketegangan inilah yang 
sekarang mengisi diskursus mengenai apa yang disebut reaktualisasi 
ajaran Islam di seluruh dunia.

Kesadaran manusia modern dewasa ini dikondisikan oleh gagasan 
yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hukum-hukum yang telah 
dirumuskan oleh para ahli fikih di abad pertengahan banyak yang tidak 
lagi bisa diterima oleh kesadaran subjektif perempuan. Mereka tidak 
mau lagi menerima subordinasi dalam penafsiran tentang diri mereka. 
Di tengah proses perubahan zaman dari analog ke dunia digital Qasim 
Mathar tampaknya  ingin merintis jalan dan mengelaborasi formula 
bagaimana memproporsionalkan antara hak dan martabat manusia 
dengan legitimasi ajaran Islam yang selama ini telah dipegang, sehingga 
penafsiran tentang hak-hak kehidupan manusia sesuai dengan nilai 
dan moral yang dikandung oleh al-Qur’an dan Hadis.46 

D. Konstruksi Sosial Budaya

Islam hadir pada sebuah komunitas yang tidak hampa dengan 
nilai dan budaya. Itulah sebabanya, banyak nilai-nilai Islam yang 
dilihat sebagai sebuah proses assimilasi dan akulturasi dengan 
budaya setempat. Akibatnya, terkadang masyarakat muslim tidak 
bisa membedakan mana unsur budaya dan mana aspek agama. 
Kedatangan Islam ke dalam sebuah masyarakat bisa bersifat affirmatif 
atau konfirmatif  atau memodifikasi dari sebuah tradisi yang dianggap 
____________________

46  Pembahasan tentang jati diri wanita menurut al-Qur’an dibahas oleh Abu Syaqqah. Lihat 
Abu Syaqqah, Jati Diri Wanita Menurut al-Qur’an, terj. Mujiyo (Bandung: Mizan, 1993), h. 87. 
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tidak baik menjadi baik dan tidak bertentangan dengan syariat.

Menurut Qasim Mathar, agama dan kebudayaan merupakan 
dua hal yang saling berkaitan. Sulit membayangkan agama tidak 
di tengah kebudayaan. Sebab, agama ada di tengah manusia, dan 
hanya manusialah makhluk yang berbudaya dan memang kepada 
manusialah agama diperuntukkan. Makhluk selain manusia, yang 
tidak berbudaya, itu keadaan dan “nasib”nya sangat ditentukan oleh 
manusia dan kebudayaannya.47 

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa  Islam mustahil sampai dan 
diterima manusia tanpa pertolongan kebudayaan. Hanya karena 
berbudaya, Islam bisa diketahui oleh manusia. Bahkan, pertolongan 
kebudayaan itu terhadap Islam sudah terjadi sejak pertama kali wahyu 
Islam diturunkan.  Setiap Nabi selesai menerima wahyu, beliau tentu 
akan menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia; dalam hal biasa, 
adalah kepada sahabat-sahabat beliau pertama kali wahyu itu beliau 
sampaikan. Dalam menyampaikan wahyu sehabis menerimanya, Nabi 
tidak menjelaskan apa dan bagaimana wahyu itu beliau terima. Nabi 
hanya memberitahu sahabatnya bahwa dia baru saja menerima wahyu, 
lalu Nabi mengucapkan wahyu itu di depan mereka. Nabi juga biasa 
menyuruh sahabat tertentu untuk menuliskan wahyu tersebut. Dalam 
hal ini adalah Zaid bin Tsabit.

Dari penjelasan di atas, teranglah sudah bahwa wahyu sejak 
pertama kali disampaikan kepada manusia, maka unsur-unsur budaya 
sudah bersentuhan dengannya. Unsur-unsur budaya itu adalah 
“ucapan” atau “huruf-huruf yang diucapkan” Nabis.a.w. Kemudian, 
unsur-unsur budaya lainnya adalah ”tulisan” atau “aksara yang 
disusun dalam bentuk tulisan” oleh sahabat Nabis.a.w. Jadi, wahyu Islam 
mustahil diketahui manusia tanpa bantuan kebudayaannya. Sangat 
boleh jadi sekiranya Nabi Muhammad adalah orang Bugis, tentu al-
Quran itu beraksara lontara karena Nabi menyampaikan wahyu itu 
dalam bahasa Ibunya, bahasa Bugis. Dari perspektif ini, skema yang 
____________________

47   Moch. Qasim Mathar, Dakwah Kultural, 25 Februari 2014
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dibuat oleh banyak ahli kebudayaan yang menempatkan agama 
(religi) sebagai salah satu bagian kebudayaan dapat dimengerti.48  Ini 
pula yang disampaikan Fazlurrahman seorang pemikir Indo-Pakistan 
dalam bukunya Islam yang menyatakan bahwa meski Al-Quran itu 
wahyu Allah, namun karena diucapkan oleh Nabi, maka wahyu sudah 
masuk dalam tataran budaya. 

Fazlurrahman yakin bahwa al-Qur’an sebagai kalam Allah, 
tetapi baginya semua konsep yang disampaikan Nabi merupakan 
hasil rekonstruksi Nabisaw., memahami wahyu yang diturunkan 
itu.49  Dalam hal ini menurut Fazlurrahman, al-Qur’an merupakan 
hasil kerjasama antara Tuhan dengan Nabi Muhammadsaw., dalam 
perspektif transformasinya.

Fazlurrahman menolak proses pewahyuan al-Qur’an dengan 
sistem mekanis dan eskternal sebagaimana dipahami oleh orang 
selama ini. Dia tidak setuju dengan pandangan ortodoksi Islam yang 
membuat gambaran proses pewahyuan kepada Nabi Muhammadsaw., 
melalui malaikat yang tampak, bahkan di dalam Hadis digambarkan 
Nabi bercakap-cakap dengan Jibril.50 Menurut Fazlurrahman, hadis 
semacam ini baru diakui dan direkonstruksi jauh belakangan ketika 
ajaran dogma sedang dalam proses pembentukan. Dengan kata lain, 
hadis-hadis semacam itu harus dipandang sebagai fiksi-fiksi yang 
diformulasikan kemudian. Dalam penelitiannya, Fazlurrahman 
berkesimpulan bahwa sunnah dan hadis dalam konsep awalnya 
mengandung dua kategori yaitu ideal tradition dan living tradition.51  
____________________

48   Moch. Qasim Mathar, Dakwah Kultural, 25 Februari 2014
49   Fazlurrahman, Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1979), h. 35.
50   Fazlurrahman, Major Themes of The Qur’an (Miniapolis Chicago: Bibliothica Islamica, 1980), 

h. 97.
51   Sunnah sebagai tradisi praktikal dan hadis sebagai tradisi verbal. Keduanya memiliki 

substansi yang sama yaitu perwujudan dalam fase permulaan pasca Nabi Muhammad 
dan segala sesuatu yang disandarkan kepadanya dan normal yang ditarik daripadanya. 
Konsep sunnah yang bermula sebagai sunnah yang hidup secara diam-diam (silet/ideal 
tradition) terpaksa tumbuh menjadi sunnah yang hidup (living tradition) pada setiap 
generasi penerus.
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Meski sunnah sebagai suatu konsep yang menunjuk kepada tingkah 
laku Nabi, namun isinya adalah untuk mengubah dan mengambil 
secara luas praktik aktual masyarakat (Islam) awal. Sebagai praktik 
aktual masyarakat, maka living tradition harus terus-menerus menjadi 
objek modifikasi sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan 
zaman.52   

Bagi Fazlurrahman, ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi yang 
mengatur ibadah mahdah sudah jelas, tegas dan terperinci, sedangkan 
ayat-ayat berkenaan muamalah masih tidak tegas dan tidak terperinci. 
Mengingat situasi masyarakat yang setiap saat berubah dan dinamis, 
maka diperlukan upaya perubahan baik cara berpikir maupun cara 
memahami agama untuk menentukan sebuah konklusi hukum.53 

Pada perkembangan selanjutnya, terutama sepeninggal Nabi 
Muhammad, Islam di dalam sejarah telah kawin-mawin dengan 
berbagai unsur kebudayaan di mana Islam bersentuhan dan masuk 
ke negeri-negeri atau komunitas-komunitas manusia yang memiliki 
kebudayaan tersebut. Karena itu, kemudian dikenal Islam Arab, Islam 
Mesir, Islam Iran (Persia), Islam India, Islam Cina, Islam Indonesia 
(Melayu), Islam Eropa (Barat), dan lain-lain. Perjalanan sejarahlah 
yang membuat wahyu Islam kawin-mawin dengan beraneka corak 
kebudayaan, yang karenanya, dikenal pula Islam Sunni dan Islam 
Syiah. Sehingga, pernyataan adanya “Islam murni” atau “kembali 
kepada Islam murni”, sebenarnya mengandung persoalan besar, yang 
mana itu? 54   

Menurut Qasim Mathar, banyak masyarakat yang terjebak 
dengan simbol kultural dimana Islam itu berasal. Sehingga apapun 
yang datang dari tradisi Arab baik verbal maupun non verbal 
dipandang sebagai ajaran Islam. Dalam konteks ini, Qasim Mathar 
____________________

52   Fazlurrahman (Islam), Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1979), h. 56.
53   Bandingkan Harun Nasution, Islam Rasional (Bandung: Mizan, 1995), h. 185.
54   Moch. Qasim Mathar, Dakwah Kultural, 25 Februari 2014
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mengkritisi keberagamaan yang meninggalkan kearifan lokal dan 
budaya setempat. Baginya budaya harus dihargai sebagai sebuah daya 
cipta dan karsa manusia. Karena itu, menurut Qasim Mathar untuk 
menyatakan diri Islam tidak perlu harus berpakaian seperti orang 
Arab, sebab Arab bukan Islam dan Islam bukan Arab. Berpakaian 
harus tetap menghargai kearifan lokal yang berlaku. Hanya saja dalam 
konteks sosial budaya, orang-orang yang tidak mengenakan baju 
muslim (baju koko misalnya) ketika berceramah, dipandang tidak 
afdhal oleh sebagian kalangan masyarakat.

Agama bukanlah sebuah produk pemikiran manusia seperti 
budaya yang penuh dengan simbol dan dekorasi, tetapi agama 
merupakan institusi kewahyuan dan keilahian yang Allah berikan 
kepada umat manusia. Ia sarat dengan nilai dan makna. Esensi agama 
bukan rangkaian sejumlah simbol seperti di dalam budaya, akan tetapi 
ia merupakan sistem nilai fungsional yang harus terefleksi dalam 
setiap gerkan dan tindakan manusia.55  Hanya saja, disebabkan agama 
datang dan hadir di tengah masyarakat yang tidak hampa dari budaya, 
maka agama seringkali berbaur dengan budaya. Di suatu waktu,  
agama mampu mewarnai budaya, sebaliknya terkadang budaya 
juga berasimilasi dengan agama. Akibatnya, para penganut agama 
terkadang sulit membedakan mana agama an sich dan mana budaya. 

Menurut Clifford Geertz (1995) budaya memberikan pengaruh 
yang cukup signifikan terhadap keberagamaan seseorang, bahkan 
manusia tidak mampu melepaskan diri dari kehidupan yang memang 
dikelilingi oleh budaya. Karena manusia hidup pada sebuah lingkungan 
yang berbudaya, maka setiap individu yang hidup di dalam sebuah 
lingkungan tertentu, sedikit banyak akan dipengaruhi oleh tradisi 
lingkungan tersebut. Lebih tegas dikatakan Geertz (1992:13), bahwa 
wahyu membentuk suatu struktur psikologis dalam benak manusia 
yang membentuk pandangan hidupnya, yang menjadi sarana individu 
____________________

55   Barsihannor, Hijrah; Dari Ritual ke Fungsional, Fajar 9 Desember 2015



48

Islam di Jendela Langit

atau kelompok individu yang mengarahkan tingkah laku mereka. 
Tetapi juga wahyu bukan saja menghasilkan budaya immaterial, tetapi 
juga dalam bentuk seni suara, ukiran, bangunan.

Dapatlah disimpulkan bahwa budaya yang digerakkan agama 
timbul dari proses interaksi manusia dengan kitab yang diyakini 
sebagai hasil daya kreatif pemeluk suatu agama tapi dikondisikan oleh 
konteks hidup pelakunya, yaitu faktor geografis, budaya dan beberapa 
kondisi yang objektif.

Faktor kondisi yang objektif menyebabkan terjadinya budaya 
agama yang berbeda-beda walaupun agama yang mengilhaminya 
adalah sama. Oleh karena itu agama Kristen yang tumbuh di Sumatera 
Utara di Tanah Batak dengan yang di Maluku tidak begitu sama 
sebab masing-masing mempunyai cara-cara pengungkapannya yang 
berbeda-beda. Ada juga nuansa yang membedakan Islam yang tumbuh 
dalam masyarakat dimana pengaruh Hinduisme adalah kuat dengan 
yang tidak. Demikian juga ada perbedaan antara Hinduisme di Bali 
dengan Hinduisme di India, Buddhisme di Thailand dengan yang 
ada di Indonesia. Jadi budaya juga mempengaruhi agama. Budaya 
agama tersebut akan terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan 
perkembangan kesejarahan dalam kondisi objektif dari kehidupan 
penganutnya. Tapi hal pokok bagi semua agama adalah bahwa agama 
berfungsi sebagai alat pengatur dan sekaligus membudayakannya 
dalam arti mengungkapkan apa yang ia percaya dalam bentuk-bentuk 
budaya yaitu dalam bentuk etis, seni bangunan, struktur masyarakat, 
adat istiadat dan lain-lain. Jadi ada pluraisme budaya berdasarkan 
kriteria agama. Hal ini terjadi karena manusia sebagai homoreligious 
merupakan insan yang berbudidaya dan dapat berkreasi dalam 
kebebasan menciptakan pelbagai objek realitas dan tata nilai baru 
berdasarkan inspirasi agama.56 
____________________

56   Damayanti, Hubungan agama dan Negara, Tinjauan Sosiokultural, https://damayanti327.
wordpress.com/about/hubungan-agama-dan-budaya-tinjauan-sosiokultural/ diakses 6 November 
2018
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Dari sinilah kemudian nilai agama berubah menjadi ritual-formal. 
Kondisi ini menurut Nurchalish Madjid (1992), membawa akibat 
adanya realitas keragaman penerapan prinsip-prinsip umum dan 
universalitas agama, yaitu keanekaragaman terkait dengan tatacara 
dan espressi ritual keberagamaan di dalam masyarakat, dengan 
sedikit mengabaikan nilai fungsional yang terkandung di dalamnya. 
Akibatnya keberagamaan manusia menjadi kering. Yang tumbuh 
dipermukaan adalah pertikaian masalah khilafiyah akibat ritualitas 
agama yang berbeda, sementara moralitas dan akhlak yang menjadi 
esensi utama agama justeru terabaikan.
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PeMIKIran KeagaMaan Moch. QasIM Mathar

A. Pluralisme

Zaman sekarang, persentuhan, interaksi, hubungan orang-
orang atau kelompok-kelompok yang saling berbeda merupakan hal 
yang tidak terhindarkan lagi dan intensitasnya juga semakin tinggi. 
Orang atau kelompok asal etnis atau agama tertentu, tidak boleh 
tidak, bersentuhan, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang 
atau kelompok asal etnis atau agama yang berbeda. Persentuhan, 
interaksi, dan hubungan itu terjadi karena diharuskan oleh faktor-
faktor kesamaan tertentu, seperti kesamaan profesi, bertetangga 
secara kebetulan di suatu kompleks pemukiman, aktivitas sehari-hari, 
dan lain-lain atau oleh faktor-faktor ketidaksamaan tertentu, seperti 
aspirasi poltik, kepentingan ekonomi, ekspresi budaya, dan lain-lain, 
yang di antaranya berkembang menjadi konflik sosial bernuansa etnis 
dan agama. Dengan demikian, ada dua macam bentuk persentuhan, 
interaksi, dan hubungan di dalam masyarakat yaitu yang positif dan 
yang negatif.57 

Relasi sosial ini bergerak seiring dengan perkembangan zaman 
yang ditandai dengan hadirnya era teknologi digital yang menggiring 

____________________

57   Moh. Qasim Mathar, Metodologi Pluralisme, 5 oktober 2013
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manusia vis a vis untuk selalu melakukan atau paling tidak terlibat 
dalam dunia komunikasi dan informasi. Persentuhan itu tidak jarang 
melahirkan masalah yang bersifat problematis. Dikatakan demikian 
karena akar masalah menyangkut hal-hal yang bersifat prinsipil 
seperti halnya masalah teologi atau keimanan.

Di era postmodernisme ini, kontroversi teologis yang paling 
banyak diwacanakan adalah pluralisme agama, yaitu suatu paham 
yang mengajarkan bahwa semua agama bersumber dari sumber yang 
sama.  Karena pemahaman kagamaan bersifat relatif, maka tidak ada 
satupun pemeluk agama yang boleh mengklaim hanya agamanya yang 
benar sedangkan agama lain sesat.

Wacana pluralisme agama menjadi polemik berkepanjangan di 
tengah-tengah masyarakat. Ada kelompok yang mendukung dan ada 
yang menentang konsep pluralisme agama ini. Kedua kelompok sama-
sama memiliki argumen yang   merujuk kepada al-Quran dan hadis.  

Klaim kebenaran pada agama dan keyakinan sendiri – dan 
kebatilan (kesesatan) di pihak umat yang lain – sudah menjadi bagian 
perjalanan sejarah umat-umat dari agama-agama yang berbeda. Sampai 
hari ini, di kalangan umat Islam, klaim tersebut masih dijumpai. 
Sejarah pemikiran Islam yang meliputi teologi, filsafat, mistisisme 
(tasawuf) telah mencatat kelompok-kelompok teologi tertentu 
mengafirkan kelompok teologi Islam lainnya yang berbeda.  Pemikir-
pemikir filsafat dan tasawuf pun, di antaranya mengalami pengafiran 
serupa. Tentu tuduhan pengafiran itu menjadi amat serius kalau yang 
dituduh sampai dihukum mati.58 

Pluralisme agama  merupakan fakta sosial yang selalu ada dan 
telah menghidupi tradisi agama-agama. Walau demikian, dalam 
menghadapi dan menanggapi kenyataan adanya berbagai agama yang 
demikian pluralistik itu, agaknya setiap umat beragama tidaklah 
____________________

58   Moh. Qasim Mathar, Metodologi Pluralisme, 5 oktober 2013
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monolitik. Mereka cenderung menempuh cara dan tanggapan yang 
berbeda-beda, yang jika dikategorisasikan terbelah menjadi dua 
kelompok yang saling berhadap-hadapan.

Pertama, kelompok yang menolak secara mutlak gagasan 
pluralisme agama. Mereka biasanya disebut sebagai kelompok 
eksklusifis. Dalam memandang agama orang lain, kelompok ini 
seringkali menggunakan standar-standar penilaian yang dibuatnya 
sendiri untuk memberikan vonis dan menghakimi agama lain. Secara 
teologis misalnya, mereka beranggapan bahwa hanya agamanyalah 
yang paling otentik berasal dari Tuhan, sementara agama yang lain tak 
lebih dari sebuah konstruksi manusia, atau mungkin juga berasal dari 
Tuhan tapi telah mengalami perombakan dan pemalsuan oleh umatnya 
sendiri. Mereka memiliki kecenderungan membenarkan agamanya, 
sambil menyalahkan yang lain. Mereka memuji agama diri sendiri 
seraya menjelekkan agama yang lain. Agama orang lain dipandang 
bukan sebagai jalan keselamatan paripurna. Mereka mendasarkan 
pandangan-pandangannya itu pada sejumlah ayat di dalam al-Quran.59 

Bahkan di dalam agama Islam sendiri, terdapat juga kelompok 
yang tidak mengakui adanya pluralisme di dalam paham Islam 
sendiri. Kelompok ekslusif seperti ini menganggap hanya paham 
kelompoknya yang paling benar sedangkan lain salah. Menurut 
mereka, dalam perspektif teologis, kelompok mereka-lah yang 
paling benar sementara yang lain salah. Mereka menganggap 
hanya golongannya yang berhak masuk surga sementara yang lain 
tidak berhak. Oleh karena itu  ungkapan "kafir" yang ditujukan 
kepada kelompok tertentu bukan sesuatu hal yang aneh di abad 
postmodernisme ini.

Kedua, kelompok yang menerima pluralisme agama sebagai sebuah 
kenyataan yang tak terhindarkan. Mereka menganut pandangan 
____________________

59   Misalnya, QS Ali Imran (3): 85,   QS Ali Imran (3): 19 , QS Al-Maidah (5): 3. ,  QS An-Nisa 
(4): 144.
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tentang adanya titik-titik persamaan sebagai benang merah yang 
mempersambungkan seluruh ketentuan doktrinal yang dibawa oleh 
setiap nabi. 

Bagi kelompok kedua ini cukup jelas, bahwa yang membedakan 
ajaran masing-masing adalah dimensi-dimensi yang bersifat teknis-
operasional bukan yang substansial-esensial, seperti tentang 
mekanisme atau tata cara ritus peribadatan dan sebagainya. 
Pandangan kelompok pluralis ini juga merujuk kepada sejumlah ayat 
al-Quran.60

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran, kaum pluralis berkeyakinan 
bahwa semua pemeluk agama memiliki peluang yang sama untuk 
memperoleh keselamatan dan   rahmat Allah, sebab rahmat Allah 
sangat luas melebihi luasnya alam jagad raya, kasih sayang Allah 
melebihi seluruh akumulasi kasih sayang ibu kepada anak-anaknya. 

Kontradiksi nyata antara beberapa ayat al-Quran yang mengakui 
sumber-sumber penyelamatan otentik lainnya di satu sisi dan ayat-
ayat lain yang menyatakan Islam sebagai satu-satunya sumber 
penyelamatan di sisi lain harus diatasi untuk memungkinkan tegaknya 
sebuah tata kehidupan berdampingan secara damai dengan umat 
agama lain.

Dalam kenyataannya, tidak banyak para ulama dan cendekiawan 
muslim yang memiliki perhatian utama untuk mencoba menyelesaikan 
ayat-ayat kontradiktif tersebut, baik dengan cara memperbarui 
penafsiran maupun dengan menyusun sebuah metodologi tafsir yang 
baru. 
____________________

60   Misalnya,  QS. Al-Kāfirun (109): 6,  QS. Al-Baqarah (2): 62,  QS. Al-Māidah (5): 69,  QS. 
Al-An'ām (6): 108. al-Hajj (22): 17. Hasibullah Sastrawi (Alumnus al-Azhar Kairo) 
menyatakan terdapat kurang lebih 255 ayat yang berkenaan langsung dengan pluralisme 
ini. Ayat, bahkan menurutnya Muhammad Imarah (1997) pemikir Mesir menyatakan 
bahwa pluralisme tidak hanya menjadi ajaran atau spirit Islam, tetapi lebih dari itu ia 
menjelma sebagai bentuk formal berbagai disiplin keilmuan. Lihat Hasibullah Sastrawi, 
Menyelami lautan Pluralisme Islam (Republika:, Jum'at 22 Desember 2006)., h. 4.
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Hingga sekarang, sekelompok pemikir Islam yang concern 
pada gagasan pluralisme agama biasanya hanya mengutip satu-dua 
ayat yang mendukung pluralisme agama dan sering kali melakukan 
pengabaian bahkan terkesan “lari” dari ayat-ayat yang menghambat 
jalan pendaratan pluralisme agama. Demikian juga sebaliknya, 
sembari merayakan ayat-ayat yang problematis dari sudut pluralisme 
agama, para ulama eksklusif kerap menafikan ayat-ayat yang secara 
literal jelas-jelas mendukung pluralisme agama. Oleh karena tidak 
ada penyelesaian metodologis dari kedua kubu ini, maka di satu 
ada sejumlah ulama yang mengafirkan pluralisme, tetapi di sisi lain 
terdapat pula ulama yang membela pluralisme agama.

Dari sejumlah pemikiran Qasim Mathar yang tersebar di berbagai 
tulisannya, tampak bahwa dia mendukung gagasan pluralisme ini. 
Menurutnya sangat sulit untuk menyatukan semua keyakinan yang 
beragam dan berbeda-beda. Bahkan menurutnya sangat mustahil 
untuk memadukan dan menyatukan semua keyakinan dan berpaham 
dalam beragama. Karena itu biarlah paham itu hidup di dalam setiap 
hati penganut agama atau keyakinan tanpa ada yang harus dipaksakan. 
Pluralisme menuntut kita untuk saling menghargai adanya pluralitas 
yang ada di semesta raya ini, Pluralisme merupakan sunnatullah yang 
Allah ciptakan untuk menguji manusia siapa yang terbaik dalam 
mengabdi kepadanya.

Menurut Faisal Ismail (Guru Besar Fakultas Agama Islam UII 
Yogyakarta), pluralitas agama dan pluralisme agama tidak perlu 
dikhawatirkan dan tidak perlu dipersalahkan. Sifat beragam, keadaan 
atau fakta yang bercorak beragam, dan pandangan atau paham tentang 
keberagamaan dalam kehidupan keagamaan sudah menjadi realitas 
sosial yang hidup, ada, dan berkembang di tengah-tengah masyarakat 
manusia.

Lebih lanjut Faisal Ismail menyatakan bahwa umat Islam boleh, 
bisa, dan tidak masalah menerima pluralisme agama dalam arti 
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umat Islam menghormati, menghargai, dan mengakui keberadaan 
dan kemajemukan (bukan “kebenaran”) agama-agama di luar Islam. 
Sedangkan “kebenaran” agama-agama di luar Islam diserahkan kepada 
klaim teologis para penganut agama yang bersangkutan.

Dalam konteks ini perlu diperhatikan, suatu hal yang tidak 
boleh dilakukan dan harus dihindari adalah sinkretisme agama yang 
memandang semua agama adalah sama atau mencampuradukkan 
elemen-elemen ajaran dari berbagai agama menjadi agama baru.61 

Qasim Mathar menyayangkan jika ada kelompok yang ingin 
memaksakan keyakinan kepada orang lain. Menurutnya, orang seperti 
tidak mengerti sunnatullah kehidupan dan justeru menghadirkan 
wajah agama yang garang.  

Qasim Mathar  menulis:

"Beberapa hari yang lalu saya mengikuti berita media cetak dan 
elektronik mengenai pernyataan Bakor Pakem tentang larangan 
terhadap Jemaat Ahmadiyah. Pada hari yang sama, saya menyaksikan 
siaran TV Internasional Ahmadiyah yang menayangkan Khalifah 
Ahmadiyah, Masroor Ahmad, sedang menyampaikan Islam di tengah 
ratusan kalau tidak ribuan warga Ghana Afrika. Hati kecil saya 
berbisik, di sana Ahmadiyah bekerja keras menyampaikan Islam, di 
sini Ahmadiyah dinyatakan bukan Islam. Wajah angker (menakutkan/
menyeramkan) tampak pada sebagian muslim Indonesia. Wajah angker 
itu adalah wajah muslim. Wajah angker itu, meski bertopeng agar tidak 
anarkis terhadap Ahmadiyah, juga terlihat pada wajah ulama yang 
ada di MUI. Jika orang yang mengaku Islam (Ahmadiyah) dipaksa 
untuk jangan mengakui keislamannya, bagaimana pula wajah angker 
terhadap yang berani mengatakan, “kami bukan muslim!?” Dari mana 

____________________

61   Faisal Ismail, Pancasila dan Pluralitas Agama, https://www.republika.co.id/berita/
jurnalisme-warga/wacana/17/10/20/oy2ya8440-pancasila-dan-pluralisme-agama, 20 Oktober 
2017. Diakses Senin 6 November 2018
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akar wajah angker itu? Di sini saya berdoa, “ya, Allah, janganlah 
kesulitan hidup bangsa ini mendorong Presidennya juga berwajah 
angker terhadap ekspresi keyakinan sekelompok warganya! Amin!” 62     

Ungkapan di atas menyiratkan sebuah kegelisahan seorang 
cendikiawan muslim terhadap fenomena keberagamaan masyarakat 
yang selalu ingin memaksakan kehendak seraya menyalahkan orang 
lain. Sebagian umat Islam menurutnya menghadirkan wajah agama 
agama yang tidak bersahabat, tidak rahmatan lil 'ālamīn. Ini terjadi 
karena pemahaman terhadap keragaman dalam keyakinan masih 
sangat dangkal.

Pada bidang pengkajian Islam lainnya, seperti fikih, kontroversi 
tentang syariat Islam menjadi demikian tajam. Kontroversi menjadi 
demikian tajam karena bidang garapan fikih meliputi aspek-aspek 
muamalah (perbuatan/interaksi sesama) manusia yang sangat luas, 
yang bersentuhan dengan hukum boleh atau tidak perbuatan itu 
dilakukan. Dikatakan begitu luas karena fikih masuk juga ke aspek 
politik (Negara dan pemerintahan), ekonomi, termasuk produk-
produknya, dan lain-lain. Di dalam sejarah Islam, kaum fuqaha sering 
kali menjadi pihak yang berada di belakang berbagai corak dan bentuk 
pengafiran terhadap pihak lain.63 

Demikian pula pemetaan pada agama samawi (langit/wahyu) 
dan agama ardhi (bumi/bukan wahyu), tentu mengandung masalah. 
Sebab, relakah (penganut) agama-agama yang dikelompokkan 
sebagai agama ardhi menerima pemetaan tersebut? Pemetaan 
tersebut tersosialisasi di kalangan umat Islam melalui studi ilmu 
perbandingan agama.

Bila keadaan yang digambarkan di atas – yang terdapat di 
kalangan umat Islam - dibawa kepada persentuhan dengan agama-
____________________

62   Moch. Qasim Mathar, Jendela Langit, Fajar 23 april 2008
63   Moch. Qasim Mathar, Metodologi Pluralisme, 5 Oktober 2013 
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agama bukan Islam, bisa dibayangkan seberapa parah dan buruk 
bentuk dan akibat dari persentuhan tersebut. Agama selain Islam 
semua tergolong sesat dan tak sedikit di antaranya dipandang 
sebagai agama ciptaan manusia belaka (ardhi). Apakah keadaan 
seperti itu juga terjadi di dalam kalangan agama-agama selain Islam, 
adalah pertanyaan yang patut dikemukakan mengingat pentingnya 
menumbuhkan kesadaran bersama tentang pluralitas masyarakat. 
Sebab, dalam keadaan seperti itu, menjadi mustahil berbicara 
mengenai peranan para aktivis agama-agama di tengah masyarakat 
yang kenyataannya memang majemuk.64 

 Sejatinya kata Qasim Mathar, iklim reformasi dan demokrasi 
yang sudah hadir di tengah masyarakat dimanfaatkan untuk saling 
menghargai hak asasi dan hak berkeyakinan setiap individu. Akan 
tetapi yang terjadi justeru terdapat orang memanfaatkan kebebasan 
atau alam demokrasi ini untuk menyatakan ketidaksepahamannya 
kepada orang lain lalu melalukan pemaksaan bahkan penindasan.

Qasim Mathar menyatakan bahwa di bidang kehidupan 
beragama, reformasi membuka ruang bagi siapa saja untuk 
menyatakan corak keberagamaan atau keyakinannya. Dengan 
reformasi, menurutnya,  orang atau kelompok dapat menyatakan 
keyakinannya secara terbuka dan jujur, tanpa rasa takut. Pernyataan 
secara terbuka dan jujur tersebut sangatlah positif, karena kita bisa 
mengetahui secara persis apa adanya keyakinan agama seseorang 
atau kelompok tersebut. Sehingga, kita pun bisa menentukan cara 
yang baik bagaimana berhubungan dengan orang atau kelompok yang 
demikian.65  

Sayang sekali ada orang atau pihak yang tidak mensyukuri 
iklim reformasi yang baik tersebut. Orang atau pihak tersebut 

____________________

64   Moch. Qasim Mathar, Metodologi Pluralisme, 5 Oktober 2013 
65   Moch. Qasim Mathar, Jendela Langit, Fajar 24 Februari 2016 
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memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh era reformasi, tetapi 
mengabaikan asas-asasnya. Ia atau mereka bebas menyatakan tidak 
setuju terhadap pihak lain. Namun, ketidaksetujuannya mengambil 
wujud menindas kebebasan pihak lain. Bukan hanya itu, cara yang 
ditempuh untuk menyatakan tidak setuju terhadap keyakinan pihak 
lain ialah berbentuk main hakim sendiri dan anarkhis. Itulah yang 
kita saksikan sejak penderitaan yang dialami Jemaah Ahmadiyah 
di berbagai kota di Tanah Air sampai penderitaan penganut paham 
Naqsyabandiyah di Bontobahari, Bulukumba baru-baru ini.66  

Lebih tegas Qasim Mathar menyatakan bahwa berbeda 
keyakinan agama bukanlah suatu kejahatan. Menurutnya, seseorang 
yang berkeyakinan X dan yang lain berkeyakinan Y, yang lain lagi 
berkeyakinan Z, maka XYZ belum tentu merupakan kejahatan. 
XYZ boleh jadi masing-masing merupakan kepingan-kepingan 
kebenaran yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda. Yang jahat 
dan merupakan kejahatan ialah perbuatan tidak berakhlak (biadab) 
di dalam bereaksi terhadap keyakinan yang berbeda. Membela 
keyakinan dengan cara kehilangan akhlak, itu juga menjadi gejala di 
era sekarang.67   

B.  Teologi Inklusif

Semua kitab suci agama-agama yang diyakini oleh umat 
manusia, menunjukkan bahwa dalam ajaran agama yang berkenan 
dengan persoalan kerukunan dan kedamaian memiliki landasan 
teologi yang kuat. Artinya, persoalan kerukunan dan kedamaian 
merupakan salah satu inti dari ajaran agama. Di samping itu, dalam 
konteks Islam, upaya menyebar kedamaian dan kerukunan dalam 

____________________

66   Moch. Qasim Mathar, Jendela Langit, Fajar 24 Februari 2016 
67   Moch. Qasim Mathar, Jendela Langit, Fajar 24 Februari 2016
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rangka melaksanakan tugas suci atau sacred mission mengajarkan 
agar berpijak pada tiga pilar utama, yaitu: al-hikmah (bijaksana), 
al-mauizhah hasanah (nasehat yang baik) dan jadl (debat dialogis (al-
Qur’an al Nahl: 125).

Meski demikian, juga tidak dapat dipungkiri bahwa pada 
zaman modern seperti sekarang ini sebagaian orang membenci 
bahkan mencaci agama karena disinyalir sebagai pemicu  bahkan 
sumber pertikaian, dan dalam eksistensinya pun telah tersaingi oleh 
kemajuan iptek modern. Meskipun demikian, senyatanya penduduk 
dunia masih tetap memerlukan agama dan meyakini adanya Tuhan. 
Terlebih di Indonesia, di mana Negara tidak memberikan ruang 
gerak  pada warganya untuk tidak beragama dan tidak percaya pada 
Tuhan. Orang bebas untuk memilih agama, tetapi tidak bebas untuk 
tidak beragama sehingga identitas agama senantiasa dicantumkan 
dalam tanda pengenal penduduk atau dalam dokumen lainnya.68 

Peranan agama dalam perkembangan dewasa ini masih tetap 
hidup dan tradisi yang dilahirkannya terus dijaga dan dibela oleh 
pemeluknya dari zaman ke zaman. Bahkan tidak sedikit ada yang 
membela dengan cara mengangkat pedang dan menanam bom.69   

Agama masuk dan terseret dalam ranah konflik,  peran dan fungsi 
agama menjadi kerdil bahkan tidak sejalan dengan cita-cita awal 
agama itu sendiri untuk memberikan kedamaian dan ketenangan 
batin bagi setiap pemeluknya. Seolah-olah agama menjadi senjata bagi 
mereka untuk melakukan gerakan-gerakan dakwah yang sifatnya 
memaksakan ummat lain untuk ikut dan taat pada agama yang 

____________________

68   Muhammad Ridwan Efendi, Teologi Inklusif; Kupas Tuntas Pemikiran Nurcholish 
Madjid (Cak Nur) http://klinikpencerahan.blogspot.co.id/2012/07/teologi-inklusif-cak-nur.
html, diakses 6 Januari 2017.

69   Muhammad Ridwan Efendi, Teologi Inklusif; Kupas Tuntas Pemikiran Nurcholish 
Madjid (Cak Nur) http://klinikpencerahan.blogspot.co.id/2012/07/teologi-inklusif-cak-nur.
html, diakses 6 Januari 2017.
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dianutnya. Hal semacam ini didasari dengan dalih semangat “jihad” 
atau tegaknya “kerajaan Tuhan” di muka bumi, dengan adanya sikap 
seperti itu merupakan sikap eksklusif dalam beragama.

Ekslusivitas70 beragama yang tertutup dapat memicu kepada 
lahirnya kecurigaan, steriotipe dan prasangka yang tidak baik.  
Fakta menunjukkan, konflik horisontal bernuansa agama  di tengah 
masyarakat muncul dan menjadi ancaman kehidupan dunia efek 
berkembangnya sikap ekslusivitas. Yang tampak dalam kehidupan 
sehari-hari hanya mencari dan membesarkan perbedaan, tetapi sedikit 
yang berupaya mencari nilai-nilai kesamaan dari core values of religion.71  
Akibatnya, tumbuh kebencian dan agama  dijadikan alasan teologis 
untuk menghabisi kelompok lain, meski terkadang kepentingan 
politik berada di balik topeng agama ini. 

Alasan ideologi agama menjadi alat yang ampuh untuk 
menjustifikasi tindakan seperti memusuhi, meneror, membakar 
rumah ibadah bahkan membubarkan sebuah kelompok keagamaan 
yang berbeda dengan kelompoknya, bahkan membunuh manusia yang 
dianggap berbeda agama.72  

Radikalisme agama menjadi fenomena baru dalam masyarakat 
modern saat ini.  Kenapa semua ini bisa terjadi? Bukankah para 
pelakunya adalah orang-orang yang mengaku beragama, bahkan 

____________________

70   Eksklusif merupakan sikap menutup diri dan atau menganggap individu atau 
kelompoknya sebagai satu-satunya yang memiliki kebenaran mutlak sejati, sehingga 
apa yang ada diluar dirinya adalah keliru dan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam 
individu atau kelompok tersbut. Lihat George B. Grose dan Benjamin J. Hubbard (ed.), 
Tiga Agama Satu Tuhan; Sebuah Dialog, (Bandung; Mizan, 1998), Hlm. xix

71   Core values of religion adalah intisari  ajaran dasar agama seperti kejujura, kasih sayang, 
kepedulian, memaafkan, kebenaran, keadilan, kebersihan, kebersamaan, rendah hati, 
kedamaian, dan lain-lain. Di dalam agama Islam core values ini didapat di dalam Asmaul 
Husna yang berjumlah 99 sifat-sifat Tuhan.

72   Samiang Katu, Menanti Harmonisasi Hubungan Agama-Agama, Opini, Fajar, 9 Juni 2019. 
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terkadang menganggap dirinya paling paham agama.

Konflik yang terjadi di antara umat beragama, seperti di Ambon, 
Maluku Utara, dan Poso boleh jadi disebabkan oleh pemahaman 
ajaran agama dari satu kelompok yang bertikai yang kurang  tepat. 
Agama dipahami secara dangkal, dan bahkan hanya berdasarkan 
warisan turun temurun. Pemahaman keagamaan yang parsial, 
merupakan lahan subur terjadinya  konflik horisontal di antara umat 
beragama, yang berujung tercabik-cabiknya nilai-nilai kemanusiaan.

 Agama dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakannya, 
walaupun  dasarnya bukan persoalan agama, akan tetapi persoalan 
kepentingan yang berdimensi duniawi, lalu permasalahannya 
diperlebar kemudian agama dilibatkan, semakin memperkuat argumen 
betapa pentingnya studi agama-agama bagi masyarakat pluralistik itu 
digeluti dan dikembangkan.

Sikap keberagamaan yang  masih bersifat dogmatis sangat labil 
untuk digunakan sebagai kuda tunggangan guna mencapai maksud-
maksud tertentu, yang boleh jadi bertentangan dengan ajaran agama. 
Pemeluk agama  kadang-kadang belum mampu membedakan antara 
ajaran agama dengan budaya yang mengitarinya, bahkan pada 
umumnya, mereka menilai agama seseorang yang berbeda dengan 
agamanya, dengan pendekatan dan perspektif agama yang dianutnya  
sebagai kerangka acuan. Akibatnya lahir konflik di antara umat 
beragama.

Untuk mengatasi konflik yang disebabkan oleh  
kekurangpahaman mengenai ajaran-ajaran agama yang dianut oleh 
umat manusia, salah satu alternatif pemecahannya ialah bahwa 
setiap pemeluk agama harus membangun kesadaran teologis dan 
memiliki pengetahuan yang cukup tentang berbagai agama yang 
dianut oleh umat beragama.73  
____________________

73   Barsihannor, Menyemai Kesadaran Teologis, Opini Fajar, 29 Movember 2015
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Tampaknya konsep kerukunan umat beragama yang pernah 
digagas di era Orde Baru belum cukup ampuh untuk meredam atau 
mengeliminir konflik di tengah masyarakat plural ini. Diperlukan 
sebuah dialog dan studi agama yang lebih lebih intensif dan praktis 
yang melibatkan akar rumput (grass root) agar terjadi kesepahaman 
di antara pemeluk agama. Dalam kaitan ini, alm. Shaleh A. Putuhena 
dalam sebuah seminar pernah menawarkan KKN lintas agama untuk 
para mahasiswa.  

Membangun kesadaran teologis semacam ini tentu tidak 
dimaksudkan untuk merubah sistem kepercayaan (agama) atau 
bukan pula  sebagai apologitik, tetapi semata-semata sebagai alat 
untuk memahami fungsi dan ciri naluri (fitrah) manusia. Seseorang 
yang telah mempercayai suatu kepercayaan yang kokoh tentang 
kebenaran agama yang dianutnya, akan bisa menghargai pengalaman-
pengalaman kerohanian orang lain. Apalagi menghargai pengalaman 
kerohanian orang lain, sesungguhnya adalah implementasi dari 
sesuatu agama yang telah dianut. 

Oleh karena itu, dalam rangka menerjunkan diri ke dalam 
sebuah kesadaran teologis tidak perlu menyisihkan diri kendati 
dalam waktu sementara dari kepercayaan yang dianut, agar bisa 
bertindak objektif terhadap orang lain. Agama dan kepercayaannya 
tetap dipegang teguh sedangkan perbedaan dan persamaan antara 
agama yang dipeluknya dengan agama orang lain harus ditunjukkan. 
Berdasarkan pengertian seperti inilah maka rasa simpatik dan saling 
menghargai akan dapat ditegakkan, kesepahaman dalam perbedaan 
yang oleh H. Mukti Ali disebut sebagai agree in disagreement dapat 
dibiasakan.

Problematika krusial yang dihadapi masyarakat modern 
sekarang adalah tumbuhnya kecenderungan egosentris, primordial 
dan sektarian, bukan lagi kebersamaan. Oleh karena itu, diperlukan 
sebuah laboratorium yang mendidik keterampilan masyarakat untuk 
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dapat hidup dalam perbedaan, baik warna kulit, suku, dan agama. 

Sadirman AM, menyatakan bahwa keterampilan rohani lebih 
rumit, karena tidak selalu berurusan dengan masalah-masalah 
keterampilan yang dapat dilihat bagaimana ujung pangkalnya. 
Keterampilan ruhani tetapi lebih abstrak, menyangkut persoalan-
persoalan penghayatan, dan keterampilan berpikir, serta kreativitas 
untuk menyelesaikan dan merumuskan suatu masalah. 

Untuk itu diperlukan sebuah desain kurikulum berbasis 
muatan lokal yang dapat diterapkan di lembaga pendidikan sejak 
dini. Dalam kaitan ini, M. Qasim Mathar sudah merintis sebuah 
sekolah (TK Matahari dan TK Ananda) yang menanamkan 
toleransi sejak dini. Mereka bermain bersama dan memiliki 
program mengunjungi tempat-tempat ibadah dan bercengkrama 
dengan pemuka agama di tempat ibadah tersebut. Salah satu 
tujuan pendidikan TK Matahari ini untuk memberikan pembinaan 
secara dini kepada siswa agar memiliki kesadaran akan pluralitas, 
menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemampuan untuk 
hidup bersama. Dari sini diharapkan tumbuh generasi-generasi 
yang mampu mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara atas 
landasan kedamaian, kebersamaan dan kasih sayang. Dalam sebuah 
seminar Qasim Mathar berkata: ”Tidak usah merisaukan generasi 
yang sedang berkonflik sekarang. Bangun saja TK yang di dalamnya 
ditanamkan dan dirawat rasa kasih sayang terhadap dirinya, 
keluarga dan orang lain, sehingga suatu saat ketika mereka dewasa 
dan memasuki usia siap berkonflik, kasih sayang dan kebersamaan 
yang terawat itu membimbing mereka dalam hidup bersama dengan 
orang lain yang berbeda.

Bagi Qasim Mathar, teologi inklusif diperlukan untuk 
membingkai kesadaran para pemeluk agama untuk saling memahami 
antara satu dengan yang lain. Kesepahaman tidak menggoncang 
dan mengganggu akidah umat yang lain. Dalam kaitan ini,  Qasim 
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Mathar tidak segan-segan memenuhi undangan para pendeta untuk 
hadir dalam suatu perayaan di gereja, atau berkunjung silaturrahim ke 
pendeta atau pemimpin umat agama lain.74 

Dalam konteks teologi inklusif ini, Qasim Mathar menyayangkan 
sikap sebagian masyarakat yang mengharamkan ucapan selamat 
natal kepada kaum Nasrani. Menurutnya, ucapan seperti itu tidak 
dilarang karena Allah menyebut dalam al-Quran. Betul menurutnya 
terdapat ulama yang mengharamkan, tetapi juga banyak ulama 
masyhur yang membolehkannya.75 
____________________

74   Penulis pernah mendampingi Qasim Mathar hadir di sebuah gereja di sekitar 
Jl, Kajaolalido dalam sebuah upacara Natal. Dalam kaitan ini, Qasim Mathar 
membuktikan sikap inklusivitasnya bukan saja sebatas mengucapkan Selamat 
Natal kepada umat Kristiani, tetapi juga menghadiri undangan mereka. Saya tentu 
mengerti bahwa kehadiran kami bukan untuk mengikuti ritualitas umat lain, tetapi 
hanya sebatas menghargai undangan tersebut. Keesokan harinya, kami berkunjung 
ke beberapa rumah pendeta dan pastor untuk melakukan santap siang. Setiap kami 
makan di rumah para pendeta tersebut, mereka selalu mayakinkan kepada kami yang 
hadir bahwa makanan yang disuguhkan tersebut halal.

75   Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum ucapan selamat Natal. Di antara 
ulama yang melarang adalah Ibnu Taimiyah, Ibn al-Qoyyim dan ulama kontemporer 
seperti Syeikh Ibn Baaz, Syeikh Ibnu Utsaimin dan Syeikh Ibrahim bin Muhammad 
al Huqoil berpendapat bahwa mengucapkan selamat Hari Natal hukumnya adalah 
haram karena perayaan ini adalah bagian dari syiar-syiar agama mereka. Allah tidak 
meredhoi adanya kekufuran terhadap hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya di dalam 
pengucapan selamat kepada mereka adalah tasyabbuh (menyerupai) dengan mereka 
dan ini diharamkan. Mereka juga berpendapat wajib menjauhi berbagai perayaan 
orang-orang kafir, menjauhi dari sikap menyerupai perbuatan-perbuatan mereka, 
menjauhi berbagai sarana yang digunakan untuk menghadiri perayaan tersebut, tidak 
menolong seorang muslim di dalam menyerupai perayaan hari raya mereka, tidak 
mengucapkan selamat atas hari raya mereka serta menjauhi penggunaan berbagai 
nama dan istilah khusus didalam ibadah mereka. Ibn al-Qoyyim dalam kitabnya 
Ahkamu Ahlidz Dzimmah mengatakan, “Adapun memberi ucapan selamat pada syi’ar-
syi’ar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir adalah sesuatu yang diharamkan 
berdasarkan ijma’ (kesepakatan) kaum muslimin. Contohnya adalah memberi ucapan 
selamat pada hari raya dan puasa mereka seperti mengatakan, ‘Semoga hari ini adalah 
hari yang berkah bagimu’, atau dengan ucapan selamat pada hari besar mereka dan 
semacamnya.” Kalau memang orang yang mengucapkan hal ini bisa selamat dari 
kekafiran, namun dia tidak akan lolos dari perkara yang diharamkan. Ucapan selamat 
hari raya seperti ini pada mereka sama saja dengan kita mengucapkan selamat atas 
sujud yang mereka lakukan pada salib, bahkan perbuatan seperti ini lebih besar 
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Qasim Mathar bahkan memberi isyarat tentang bolehnya 
melakukan shalat ghaib bagi orang non muslim yang dipandang 
memiliki kemuliaan. Tentang hal ini, Qasim Mathar menyatakan 
bahwa ketika dia mendengar Paus Johannes Paulus II wafat 3 
April 2005, dia membuka al-Quran dan menelaah beberapa ayat 
yang memungkinkan diberi apresiasi tertentu terhadap kematian 
Pemimpin Rohani umat manusia tersebut. Ayat-ayat al-Qur’an 
tersebut misalnya QS. Al-Maidah/5: 82) yang terjemahnya:

“… Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya 
dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: 
“Sesungguhnya kami ini adalah orang Nasrani!” Yang demikian itu disebabkan 
karena di kalangan mereka (kaum Nasrani) itu terdapat pendeta-pendeta dan 
rahib-rahib dan karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri”

QS. Ali Imran/3: 113-114  terjemahnya:

 “Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang 
berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di 
malam hari, sedang mereka juga bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan 
Hari Akhirat, mereka menyuruh kepada yang makruf dan mencegah yang 

dosanya di sisi Allah. Ucapan selamat semacam ini lebih dibenci oleh Allah dibanding 
seseorang memberi ucapan selamat pada orang yang minum minuman keras, 
membunuh jiwa, berzina, atau ucapan selamat pada maksiat lainnya”.

     Pendapat Ulama Yang Membolehkan.  Mayoritas ulama kontemporer membolehkan 
ucapan selamat Natal di antaranya, Syeikh Yusuf al-Qaradhawi, DR. Abdussattar 
Fathullah Sa’id, ustadz bidang tafsir dan ilmu-ilmu Al Qur’an di Universitas Al 
Azhar Mesir, DR. Muhammad al-Sayyid Dasuqi, ustadz Syari’ah di Universitas Qatar, 
dan lainnya. Syeikh Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa perbedaan situasi dan 
kondisi dunia telah membuat aku (Yusuf al-Qaradhawi) berbeda pendapat dengan 
Ibnu Taimiyah atas bolehnya mengucapkan selamat pada hari raya Nasrani. Ucapan 
selamat dibolehkan apabila berdamai dengan umat Islam khsusnya bagi umat 
Kristen yang memiliki hubungan khusus dengan seorang muslim seperti hubungan 
kekerabatan, bertetangga, berteman di kampus atau sekolah, kolega kerja, dan lain-
lain. Mengucapkan selamat termasuk kebaikan yang tidak dilarang oleh Allah bahkan 
termasuk perbuatan yang disenangi Allah sebagaimana sukanya pada sikap adil 
(Allah memyukai orang-orang yang bersikap adil). Lihat, https://www.syariahislam.com/
hukum-mengucapkan-selamat-hari-natal/, di akses 4 Januari 2017

__________________________________________________________________________
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mungkar serta bersegera kepada kebajikan-kebajikan; mereka itu termasuk 
orang-orang yang saleh (baik)” 

Disamping itu, Qasim juga merujuk kepada sejumlah cerita masa 
lalu tentang shalat jenazah yang menghebohkan yang diimami oleh Dr. 
S. Madjidi (alm.). Ulama tarjih Muhammadiyah tersebut melakukan 
tujuh kali takbir ketika memimpin shalat untuk jenazah Ketua Konsul 
Muhammadiyah Sulsel, H. Quraisj Djailani, di Makassar. Takbir pada 
shalat jenazah yang umum hanya dengan empat kali takbir. Prof. 
Abdurrahman Sjihab (alm.), mantan Rektor IAIN Alauddin, karena 
ditanya mengenai 7X takbir yang menghebohkan itu, menjelaskan 
bahwa dia menemukan dalam literatur bahwa Nabi Muhammad saw. 
pernah melakukan hal serupa ketika menyembahyangkan jenazah 
seorang pemuka suku Arab yang dihormati. Rupanya, Dr. S. Madjidi 
beranalogi dan sekaligus berijtihad berdasarkan praktik shalat Nabi 
itu untuk jenazah Konsul Muhammadiyah tersebut. Jabatan Konsul 
Muhammadiyah dipandang sebagai jabatan terhormat.76   

Qasim Mathar juga menukil riwayat bahwa ketika Nabi 
Muhammad saw. mendapat berita tentang wafatnya Raja Negus yang 
beragama Kristen, Nabi lalu melakukan shalat gaib di Madinah untuk 
Raja Kristen tersebut, yang sewaktu hidupnya pernah beberapa kali 
berbuat kebajikan dengan menampung dan memberi suaka kepada 
kaum Muslimin yang berhijrah ke Habsyah (Ethiopia), sebelum Nabi 
hijrah ke Madinah, karena tekanan kaum kafir Mekah.77 

Atas dasar pemikiran di atas, bagi  Qasim Mathar, Paus telah 
menyuarakan bagian-bagian penting dari pernyataan al-Qur’an 
kepada umat manusia. Karena itulah, ketika Pemimpin rohani itu 
dinyatakan telah wafat, Qasim merasa harus memberi sesuatu yang 
____________________

76   Moch. Qasim Mathar, Shalat Ghaib untuk Paus Johannes Paulus II, Jendela Langit Fajar 4 
April 2005 

77   Moch. Qasim Mathar, Shalat Ghaib untuk Paus Johannes Paulus II, Jendela Langit Fajar 4 
April 2005 
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pantas diberikan, yaitu berdiri melakukan shalat gaib untuk Paus di 
rumahnya.78     

Dari sejumlah gagasan pemikiran di atas, Qasim Mathar 
ingin masyarakat paham dan sadar pentinganya hidup bersama 
dan bersesama dalam keyakinan dan paham yang berbeda, bukan 
ekslusivitas sikap dan pemikiran yang selalu ditonjolkan dalam 
kehidupan. Dia menyatakan:

”Agama sampai hari ini alpa dari kesadaran hidup 
bersesama. Agama (umatnya) merasa diri paling berhak 
hidup dan juga, paling berhak mengatur pihak lain. 
Kealpaan demikian tampak jelas pada sebagian dari kaum 
muslimin. Mereka memandang harus mengatur keagamaan 
pihak lain. Semangat hidup bersesama di bawah naungan 
bangsa Indonesia sangat kecil pada kalangan yang 
demikian. Agama sebagai rahmat memang hanya di bibir, 
karena dalam kenyataan yang terjadi adalah rasa takut dan 
gemetar pada pihak lain yang dikepung dan siap diserang di 
dalam rumah ibadah mereka sendiri. Agama rahmat hanya 
ada di dalam pidato-pidato, bukan di dalam kenyataan 
hidup bermasyarakat. Pada hari ini, orang menuju ke 
rumah ibadah masih diliputi rasa was-was akan dikepung 
dan diusir. Kepung, serang, dan usir adalah bahasa agama 
yang dipakai oleh sekelompok orang beragama saat ini. 
Bersesama, apatah lagi bersikap manusiawi, belum menjadi 
bahasa umum di dalam kehidupan beragama saat ini di 
tanah air. Masih diperlukan waktu panjang dan kesabaran 
untuk berangkat dan keluar dari sikap keberagamaan 
yang primitif (jahiliyah) menuju sikap keberagamaan yang 
berkeadaban.”79      

____________________

78   Moch. Qasim Mathar, Shalat Ghaib untuk Paus Johannes Paulus II, Jendela Langit Fajar 4 
April 2005 

79   Moch.Qasim Mathar, Bersesama dalam Kehidupan Keagamaan “Fajar” 28 Maret 2006
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Pernyataan di atas memberi isyarat keinginan Qasim Mathar 
untuk melihat kehidupan yang rukun dan damai di antara sesama 
penganut agama dan keyakinan atau paham. Masyarakat tidak 
boleh tecerai berai hanya disebabkan oleh paham sempit keagamaan. 
Baginya, keragaman paham dan keyakinan justeru menjadi kekuatan 
yang baik untuk membangun harmonisasi kehidupan dengan cara 
saling merangkul bukan saling memukul.

Islam adalah agama yang sangat bijak dan toleran. Islam tidak 
memaksakan paham dan keyakinan kepada orang lain. Semangat 
kebebasan menganut agama, bahkan juga semangat untuk tidak 
beriman sekalipun, dapat dijumpai di dalam Islam. Pernyataan-
pernyataan al-Qur’an bahwa “Tidak ada paksaan untuk (menganut) 
agama (Islam);…”(QS. Al-Baqarah/2: 256); bahwa “Untukmu lah 
agamamu, dan untukku lah agamaku” (QS. Al-Kafirun 109: 6); bahwa 
“Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang 
memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka” 
(QS. Al-Ghasyiah/ 88: 21-22); dan bahwa “Maka, disebabkan rahmat 
dari Allahlah, engkau berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya 
engkau berlaku keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 
dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi 
mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (itu). Kemudian, 
apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” 
(QS. Ali Imran/3: 159); pernyataan-pernyataan kitab suci Islam 
seperti itu, tentu semakin menguatkan prinsip bahwa beragama 
harus merupakan pilihan bebas, bukan paksaan.

Mengutip UUD 45, Qasim Mathar menyatakan bahwa 
kebebasan dalam memilih agama dan berpaham merupakan hak 
dasar setiap anak manusia. Menurutnya, di antara kemerdekaan 
asasi yang dimiliki manusia ialah kebebasan untuk beragama atau 
berkepercayaan. Hak asasi tentang kebebasan beragama tersebut 
dinyatakan kembali oleh manusia, baik dalam bentuk perseorangan 
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maupun kelompok atau lembaga, baik dinyatakan oleh suatu negara 
atau bangsa maupun dinyatakan oleh lembaga antarbangsa, seperti 
PBB, baik hak itu dinyatakan secara tersendiri maupun dinyatakan 
secara bersama dengan hak-hak asasi lainnya yang disebut dengan 
HAM (Hak-hak Asasi Manusia).80  

Itulah sebabnya Qasim Mathar sangat menyayangkan terjadinya 
pemaksanaan ideologi atau keyakinan/paham di dalam masyarakat. 
Menurutnya, Nabi pun tidak memaksakan kehendak, karena beliau 
hanya seorang pemberi peringatan. Qasim menulis kritiknya terhadap 
kasus kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah.

Kitab suci al-Qur`an juga menegaskan kepada Nabi Muhammad 
bahwa beliau hanya sekedar seorang pemberi peringatan, bukan 
seorang pemaksa kehendak. Perlakuan yang diterima oleh Jemaah 
Ahmadiyah itu menunjukkan sikap dan tindakan yang memaksakan 
kehendak yang dilakukan oleh sekelompok umat. Sewaktu saya 
menyaksikan di tv wajah-wajah sangar dan galak dari orang-orang 
yang menyerbu umat Ahmadiyah, saya yakin, saya tidak menyaksikan 
wajah dan air muka Nabi Muhammad yang banyak dilukiskan di dalam 
buku-buku sejarah dan buku Barzanji. Apa yang saya amati di televisi 
adalah kebalikan dari yang saya baca dari buku-buku tersebut.81  

Dalam kaitan ini, Qasim Mathar menegaskan kembali jati dirinya 
yang menjunjung tinggi inklusivitas beragama dan berpaham dalam 
rangka mengamalkan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk 
senantiasa ramah, toleran dan dapat hidup bersama dan bersesama 
meski dengan masyarakat yang berbeda agama atau paham dengannya. 

____________________

80   Moch. Qasim Mathar, Ajaran Keadilan dan Kedamaian dalam Agama dalam Persoalan, 
Makalah disampaikan dalam Dialog Wawasan Kebangsaan Pemuda dengan Topik 
Membangun Konsep Ideal Nasionalisme di tengah pluralisme dan multikulturalisme 
di Indonesia. Dilaksanakan pada Jumat, 10 Juni 2011 di Hotel Misiliana Rantepao yang 
diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pelayanan Masyarakat Indonesia (YLPMI). 

81   Moch. Qasim Mathar, Ahmadiyah, sebuah Ranting pada Pohon Islam, Jendela Langit, Fajar, 
19 Juli 2005 
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Hubungan  agama-agama harus dirawat melalui toleransi dengan 
memahami bahwa Allah telah mendamaikan dirinya dengan orang 
yang tidak bertuhan sekalipun (berikut dengan agamanya) melalui 
anugerahNya. Pemikiran seperti ini hanya dapat dilakukan oleh 
siapa yang siap untuk memahami agama secara komprehensif  dan 
memahami dirinya sendiri bersama dengan manusia lainnya, paham 
agama mereka mengajarkan dan membutuhkan toleransi, sebuah 
toleransi yang teguh dan sabar.

 Dalam hal ini, toleransi bukanlah merupakan suatu semangat 
untuk bersikap tidak berlebihan terhadap penganut dan religiusitas 
agama lain. Toleransi yang dimaksud adalah melatih pengendalian 
diri terhadap mereka yang telah mengatakan pada diri mereka sendiri 
bahwa iman mereka bukanlah satu-satunya iman, bahwa fanatisme 
adalah hal yang buruk, bahwa kasih harus selalu menjadi kata pertama 
dan terakhir. 

   Toleransi tidak boleh dibingungkan oleh sikap menyendiri 
orang yang rasionalistis yang berpendapat bahwa dia dapat 
merasa  nyaman dan pada akhirnya berhasil dengan semua agama-
agama melalui konsep agama yang benar. Dan juga toleransi tidak 
harus dibingungkan dengan relativisme dan skeptisisme yang tidak 
memihak, yang tidak mempertanyakan kebenaran dan ketidakbenaran 
dalam fenomena keberagamaan.82 Toleransi dalam konteks ini 
menumbuhkan sikap inklusivitas dimana sikap dan mentalitas 
seseorang merasa menjadi satu kesatuan dalam perbedaan (unity in 
diversity).

Paradigma inklusif merupakan teologi yang paling sesuai 
untuk diterapkan dalam konteks kehidupan beragama masyarakat 
modern. Hal ini juga sesuai dengan ide Nurcholish Madjid tentang 

____________________

82   Alwi Shihab, Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama, (Bandung; 
Mizan,1997),h. 133.
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inklusivisme yang mengarah kepada usaha menampilkan Islam 
secara inklusif dalam rangka untuk mengaktualkan nilai-nilai 
keislaman masa modern. Inklusivisme menjadi jaminan terhadap 
keharmonisan masing-masing agama untuk tetap eksis  dalam satu 
kesatuan pluralitas.

Teologi inklusif merupakan sebuah paradigma teologis 
yang mengajarkan umat beragama bukan sekadar toleransi 
atas perbedaan, tetapi menerima kehadiran orang lain dengan 
kultur dan keyakinan yang berbeda. Kerukunan antar umat 
beragama bukanlah kerukunan palsu dan sementara, bukan pula 
kerukunan politis yang hanya akan menciptakan realitas semu, 
tapi kerukunan hakiki yang dilandasi dan dijiwai oleh keimanan. 
Mewujudkan kerukunan dalam pergaulan hidup antar umat 
beragama merupakan bagian usaha menciptakan kemaslahatan 
umum serta kelancaran hubungan antara manusia yang berlainan 
agama. Bila suatu golongan umat beragama telah berhubungan baik 
dengan anggota dari golongan agama-agama lain, akan terbuka 
kemungkinan untuk mengembangkan hubungan dalam berbagai 
bentuk kerjasama dalam bermasyarakat dan bernegara.

C.  Teologi Gender

Terminologi Gender umumnya merujuk kapada perbedaan yang 
tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai 
dan tingkah laku. Dalam Women Studies Ensiklopedia dijelaskan bahwa 
Gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan 
(distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik 
emosional antara laki-laki. Dalam buku Sex and Gender oleh Hilary M. 
Lips Gender diartikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap 
laki-laki dan perempuan. Misalnya; perempuan dikenal dengan lemah 
lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap 
kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan 
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sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah 
lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan 
ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari 
tempat ketempat yang lain.

 Dari terminologi di atas, tampak bahwa pada prinsipnya Allah 
menciptakan laki-laki dan perempuan dengan takaran yang sama. 
Jika pun terdapat perbedaan, itu hanya terletak pada sisi kodrati dan 
peran sosio-kultural saja.

Menurut Qasim Mathar, di antara prinsip dan ajaran pokok 
Islam adalah pernyataan al-Quran tentang persamaan antara 
manusia. Manusia jenis laki-laki sama dengan manusia jenis 
perempuan. Perbedaan-perbedaan yang ada antara kedua jenis 
manusia itu, misalnya, pada organ fisik dan tabiat masing-masing, 
tidak menjadikan jenis yang satu lebih utama dan lebih hebat dari 
jenis yang lainnya. Prinsip dari ajaran pokok Islam tentang persamaan 
antara manusia ini, dipegang oleh para ahli dan ulama Islam sejak dulu 
sampai sekarang.83 

Untuk memperkokoh argumen ini, Qasim Mathar mengutip QS. 
al-Hujurat/49: 13  sebagai berikut:

Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu 
(terdiri) dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang 
termulia di antara kamu adalah yang paling bertaqwa.

Al-Quran pada dasarnya menetapkan prinsip al-Musawah 
(persamaan) laki-laki dan perempuan dalam hal-hal berikut. (1) 
Persamaan dalam hal asal-usul penciptaan manusia (QS. an-Nisa: 
1) dan ketundukan pada fitrah tauhid yang berasal dari Allah (QS. 

____________________

83   Moh. Qasim Mathar, Islam dan Agama; Dekontruksi Pemikiran Islam tentang Problem Jender 
(Makalah : 2014)
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ar-Rum: 30). (2) Persamaan dalam hal kemuliaan manusia yang 
Allah ciptakan dengan segala kelengkapan rezeki-Nya serta potensi 
ketakwaan kepada Allah (QS. al-Isra: 70 dan QS. al-Hujurat: 13).  
(3) Persamaan dalam hal kewajiban beramal saleh dan beribadah 
(menerima taklif) serta hak pahala yang sama di sisi Allahswt (QS. Ali 
Imran: 195, QS. an-Nisa:  124, QS.  an-Nahl: 97, dan QS. al-Ahzab: 35). 
(4) Persamaan dalam menerima sanksi jika melanggar hukum Allah dan 
susila di dunia (QS. al-Maidah: 38 dan QS. an-Nur:  2). (5) Persamaan 
dan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam menjaga 
etika dan norma kesusilaan (QS. an-Nur: 30-31). (6)  Persamaan dalam 
hak amar makruf nahi mungkar kepada  penguasa dalam kehidupan sosial 
politik keumatan (QS. Ali Imran: 104 dan 110 serta QS. at-Taubah: 71).

Hanya saja, menurut Qasim Mathar, perjalanan sejarah 
kemanusiaan, termasuk kaum Muslimin yang sekian lama berada 
pada zaman kegelapan kemunduran dunia Islam (masa pertengahan), 
menjadikan prinsip dan ajaran pokok tentang persamaan tersebut 
tenggelam bersama kegelapan masa-masa itu. Pada zaman kegelapan 
itu, martabat kaum perempuan mendekati kerendahan martabat 
mereka ketika masa jahiliyah (sebelum Islam). Pernyataan-pernyataan 
al-Qur’an yang memuliakan kaum perempuan dan menyamakan 
hak-haknya dengan kaum laki-laki, sama sekali kurang diindahkan. 
Keadaan kaum perempuan dalam masyarakat kaum Muslimin, 
sangatlah berlawanan dengan pernyataan al-Quran. Kepicikan 
pemahaman terhadap al-Quran menyebabkan adanya pendapat 
tentang perempuan yang mengandung ketidakadilan. Pendapat 
yang kurang adil terhadap perempuan ini juga terdapat di antara 
ulama. Fikih Islam sering dituduh mengandung bias gender dalam 
menjelaskan perempuan dalam hubungannya dengan agama Islam.84  

____________________

84   Moh. Qasim Mathar, Islam dan Agama; Dekontruksi Pemikiran Islam tentang Problem Jender 
(Makalah : 2014)
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Konstruksi budaya (baca; patriarkhal) yang menempatkan 
perempuan tidak setara dengan laki-laki diperkuat dengan sejumlah 
alasan teologis yang dikembangkan oleh para ulama yang pernah 
menulis sejumlah kitab klasik yang oleh komunitas pesantren biasa 
disebut ”Kitab Kuning”. Kitab dengan lembaran kekuning-kuningan 
ini berisi sejumlah penafsiran dan penjabaran ajaran Islam dengan 
pola pikir yang terformat pada zamannya. 

 Masdar F. Mas’udi, sebagaimana dikutip oleh Barsihannor 
dalam kolom Opini Fajar menyebutkan bahwa sejumlah kitab kuning 
memandang perempuan sebagai makhluk yang hanya separo harga 
dari laki-laki. Hal ini tampak dalam sejumlah ketentuan yang dimuat 
di dalam fikih antara lain;

a)  Dalam ajaran Islam, setiap orang tua dianjurkan menyembelih 
hewan aqiqah untuk anaknya yang baru dilahirkan. Bagi anak 
laki-laki minimal dua ekor kambing dan bagi anak perempuan 
satu ekor kambing.

b)  Seperti ketika baru lahir, perempuan dihargai separo harga 
laki-laki, demikian pula ketika mati terbunuh. Dalam fikih, 
apabila nyawa seseorang terbunuh, keluarganya berhak 
menuntut ganti rugi terhadap si pembunuh dan atau 
keluarganya. Ganti rugi ini disebut diyat. Untuk nyawa 
seorang laki-laki diyat-nya mencapai 100 ekor unta, sedangkan 
untuk nyawa seorang perempuan hanya 50 ekor unta saja.

c)  Dalam hal kesaksian. Harga kesaksian dua orang perempuan 
sederajat dengan kesaksian satu orang laki-laki. Terdapat 
asumsi bahwa umumnya perempuan ketika itu tidak terbiasa 
berurusan dengan persoalan orang lain di luar rumah 
tangganya, sehingga mudah lupa.

d)  Dalam hal pembagian warisan, bagian perempuan adalah 
separo bagi laki-laki. Alasannya laki-laki memiliki dan 
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memikul tanggungjawab yang lebih besar dari perempuan.85     

Karena harganya hanya separo dari kaum laki-laki, maka dalam 
kehidupan masyarakat, perempuan dinilai tidak pada tempatnya 
mengambil tanggungjawab kepemimpinan. Hadis Nabi yang 
berbunyi ”tidak beruntung suatu kaum jika menjadikan perempuan sebagai 
pemimpin” pun dijadikan landasan teologis untuk menghalangi 
perempuan menjadi pemimpin.

 Menurut Ashgar Ali, hadis ini berstatus ahad, karena 
diriwayatkan hanya oleh segelintir sahabat. Menurutnya, hadis ahad 
tidak mengikat dan tidak perlu dijadikan alasan (hujjah) dan landasan 
tindakan.

Maulana Umar Ahmad Usmani menunjukkan bahwa hadis 
ini tidak muncul sebelum perang unta (Jamal) yang dipimpin 
oleh Aisyah (istri Nabi) sebagai panglima perang. Abu Bakra 
yang meriwayatkan hadis ini baru mengingatnya setelah perang 
mulai berkecamuk dan Aisyah dianggap panglima perang yang 
melawan Khalifah (Alir.a). Bahwa Abu Bakra tidak mengingatnya 
sebelumnya, menurut Ashgar Ali menunjukkan bukti kuat bahwa 
hadis ini sengaja dipalsukan dalam konteks perang tersebut.

Sejumlah stereotype terhadap perempuan yang terdapat di dalam 
kitab kuning menurut Masdar disebabkan hampir semua kitab 
tersebut ditulis oleh laki-laki, sehingga prasangka dan kepentingan 
laki-laki boleh jadi mewarnai pembahasannya. Seandainya pakar 
fikih dan tauhid yang perempuan mengembangkan kembali fikih 
baru dan doktrin-doktrin keimanan, berdasarkan nash yang sama, 
boleh jadi content-nya berbeda dengan teks yang berkembang 
sekarang ini.

Menurut Qasim Mathar, ketidakadilan gender juga disebabkan 
____________________

85   Masdar F. Masudi, sebagaimana dikutip oleh Barsihannor dalam Opini Fajar 20 April 
2010
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karena hadirnya teologi yang keliru tentang proses penciptaan 
kaum perempuan. Pandangan bahwa asal kejadian perempuan 
lebih rendah dari laki-laki dianut oleh banyak komunitas manusia 
dari masa pra-Islam hingga sampai pada masa kita sekarang, tidak 
terkecuali dalam lingkungan kaum Muslimin. Padahal, al-Quran 
sangat tegas menyatakan bahwa asal kejadian perempuan dan laki-
laki, sama.  

Jika pandangan mengenai asal kejadian perempuan masih 
dianggap berbeda dari laki-laki, maka selanjutnya akan melahirkan 
pandangan yang merendahkan perempuan dibanding laki-laki 
pada berbagai aspek kehidupan manusia dalam masyarakat. Kini 
saatnya, terutama kaum Muslimin, meninggalkan pandangan yang 
keliru itu. Kaum Muslimin yang memegangi al-Quran sebagai 
pegangan hidup, seharusnya memelopori pandangan persamaan 
perempuan dengan laki-laki sebagaimana diajarkan oleh kitab suci 
mereka. Kaum Muslimin juga harus menyebarkan pernyataan al-
Quran, seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa kemuliaan 
kedua jenis manusia ini di sisi Allah, bergantung pada ketakwaan 
mereka kepada-Nya. Kalau yang lebih bagus takwanya adalah 
seorang perempuan, maka pasti dia lebih mulia dari seorang laki-
laki yang kurang bagus takwanya; dan laki-laki tersebut, jika tidak 
bertakwa kepada Tuhan, pasti lebih hina dari perempuan yang 
bertakwa.86 Persamaan kemuliaan perempuan dengan laki-laki 
dinyatakan al-Quran dalam ayat 70 surat al-Isra, sebagai berikut: 

"Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam (perempuan dan 
laki-laki). Kami angkat mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan 
mencari kehidupan). Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan Kami 
lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-
makhluk yang Kami ciptakan."

____________________

86   Moh. Qasim Mathar, Islam dan Agama; Dekontruksi Pemikiran Islam tentang Problem Jender 
(Makalah : 2014)



78

Islam di Jendela Langit

Kekeliruan pandangan tentang asal kejadian perempuan yang 
berbeda dari laki-laki berimplikasi lebih jauh pada pandangan 
bahwa, karena itu, perempuan merupakan sumber kehinaan dan 
dosa. Bahkan, sikap yang tidak adil atas kelahiran seorang bayi 
laki-laki atau perempuan, yang masih terdapat di antara manusia, 
dicela keras oleh al-Quran, melalui firman Allah yang tercantum 
dalam surat an-Nahl/16, ayat 58-59:

"Dan, apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak 
perempuan, hitam-merah padamlah wajahnya dan dia sangat bersedih (marah). 
Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan “buruknya berita 
yang disampaikan kepadanya itu. (ia berpikir; apakah ia akan memeliharanya 
dengan menanggung kehinaan atau menguburkannya ke dalam tanah. Ketahuilah, 
alangkah buruknya yang mereka tetapkan itu." 

Atas dasar pemikiran tersebut, Qasim Mathar juga mengkritik 
para ulama yang memolitisasi isu jender untuk menghalangi seorang 
perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara. Menurutnya, 
karena Allah menjadikan kedua jenis ini sama dengan takaran yang 
sama kecuali pada aspek adi kodratinya, maka perempuan juga 
memiliki hak yang sama pada wilayah-wilayah tertentu, baik sektor 
domestik, profesi maupun kultur. Menurut Qasim Mathar, ayat-ayat 
atau hadis yang terkesan bias jender harus dipahami secara mendasar, 
teks dan kontekstual.87 

D.  Kritik terhadap Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah institusi yang dibentuk 
oleh pemerintah untuk menghimpun para ulama, zu’ama dan 
cendekiawan muslim Indonesia dengan tujuan menyatukan gerak 

____________________

87   Moh. Qasim Mathar, Islam dan Agama; Dekontruksi Pemikiran Islam tentang Problem Jender 
(Makalah : 2014)
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dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan 
cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 
7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, 
sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, 
cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah.

Dari musyawarah tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan untuk 
membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zu’ama 
dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah Piagam yang 
ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian 
disebut Musyawarah Nasional Ulama. Momentum berdirinya 
MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase 
kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka.88  

 Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah 
pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka 
terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat 
melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama 
pada zaman penajajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain 
umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. 
Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika 
dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pemujaan 
materialisme dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan 
aspek religiusitas masyarakat serta berpotensi meremehkan dan 
melemahkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.89  

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam 
alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran 
dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan 
dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. 

____________________

88   http://gelembung.blogspot.co.id/2011/04/sejarah-berdirinya-mui-majelis ulama.html, diakses 9 
Januari 2018

89    http://gelembung.blogspot.co.id/2011/04/sejarah-berdirinya-mui-majelis ulama.html, diakses 9 
Januari 2018
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Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok 
(ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran 
MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi 
kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka 
mewujudkan silaturrahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan 
umat. 

Dalam perjalanannya,  Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah 
musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha 
untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam 
dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang 
diridhoi Allah,  memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah 
keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, 
meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan 
kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan 
dan kesatuan bangsa serta, menjadi penghubung antara ulama dan  
pemerintah dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah 
guna menyukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan 
serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan 
muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada 
masyarakat khususnya umat Islam.90   

Tak ada gading yang tak retak, tidak ada sesuatu yang sempurna, 
itulah sebuah sunnatullah dalam kehidupan. Meski memiliki tujuan, 
visi dan misi seperti disebutkan di atas, MUI sebagai sebuah 
lembaga keagamaan tidak luput dari kritik yang datang dari 
masyarakat, ormas ataupun individu. Tentu hemat penulis, kritik 
yang disampaikan kepada lembaga ini bukan bersifat menghakimi, 
tetapi lebih kepada saran perbaikan agar MUI memiliki trust yang 
lebih kuat di tengah masyarakat.   

____________________

90   http://gelembung.blogspot.co.id/2011/04/sejarah-berdirinya-mui-majelis ulama.html, diakses 9 
Januari 2018
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Salah satu tokoh yang berbicara lantang tentang kinerja MUI 
adalah Qasim Mathar. Dalam berbagai kesempatan, Qasim Mathar 
sering kali melontarkan kritik yang tajam terhadap lembaga MUI 
dan fatwa yang sering dikeluarkan. Bagi Qasim Mathar, lembaga 
MUI belum bisa steril dari paradigma subjektif dalam menentukan 
arah dan kebijakan lembaga termasuk produk hukum yang 
dihasilkan. Ini terjadi menurutnya karena lembaga MUI hanya 
didominasi oleh orang-orang yang dipandang sepaham dengan ide 
dan keyakinan MUI. Qasim Mathar memandang MUI bisa bersifat 
fair jika di dalamnya juga ada perwakilan dari kaum Syiah dan 
Ahmadiyah atau kelompok lain yang selama ini dipandang sebagai 
minoritas.91 

Beberapa fatwa yang dikeluarkan MUI selalu mengundang 
pro-kontra yang tidak pernah berujung. Menurut Moh. Qasim 
Mathar, fatwa tentang kesesatan Syiah dan Ahmadiyah, fatwa 
tentang keharaman rokok dan lain-lain, adalah contoh produk 
hukum yang keluar tanpa memperhatikan aspek sosio-culture dan 
pengkajian yang mendalam.  

Menurutnya, terjadinya kontroversi bekaitan dengan masalah 
agama disebabkan  minimal tiga hal. Pertama, para ulama tidak 
mampu secara utuh menjelaskan dasar dan ranah hukum yang 
dikandung al-Quran dan al-hadis kepada masyarakat. Kedua, 
masyarakat belum mampu mamahami paradigma kandungan 
hukum yang terdapat di dalam al-Quran. Ketiga, kehidupan 
beragama masyarakat kita masih fiqh oriented.

Dalam banyak tulisannya, Qasim Mathar dengan gamblang 
berani mengkritisi sejumlah fatwa MUI yang dianggapnya terlalu 
reaksioner dan tidak mencerminkan paradigma Islam dialogis, 
terutama ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang kesesatan 

____________________

91   Moch. Qasim Mathar, Golput terhadap Fatwa MUI,  Fajar 4 Februari 2009.
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ajaran Syiah, Ahmadiyah, fatwa Golput,92 dan yang paling terakhir 
adalah kritiknya terhadap fatwa MUI tentang dugaan penistaan 
agama yang dilakukan oleh Basuki Cahaya Purnama (Gubernur 
Non aktif/calon Gubernur DKI Jakarta) yang menyinggung tentang 
QS. Al-Maidah; 51.93  Menurutnya fatwa-fatwa semacam ini akan 
mengalami ”deviasi” sebagai efek dari adanya kepentingan/deviated 
____________________

92   MUI juga mengeluarkan fatwa tentang keharaman Golput (Golongan Putih) dalam 
pemilu. Golput adalah sikap untuk tidak memilih siapapun dan partai apapun 
dalam perhelatan pemilu. Menurut Qasim Mathar, fatwa ini terkesan lucu. fatwa 
tersebut mengundang kontroversi. Negara dan konstitusinya memberi kebebasan 
kepada warganya untuk memilih tanpa ada sanksi jika ada warga yang Golput. 
Sekelompok ulama yang bergabung di MUI justeru menyatakan haram Golput. Dari 
kacamata politik, karenanya, fatwa itu lucu. Seperti lucunya fatwa MUI lainnya yang 
mengharamkan sesuatu (merokok) kepada anak kecil yang dalam agama Islam tidak 
dibebani ajaran agama (taklif) sampai dia balig. Jika fatwa sudah lucu-lucu seperti itu, 
bagaimana orang akan menyikapi dengan serius sesuatu yang lucu, kecuali ditanggapi 
pula dengan lucu-lucu. Kenapa fatwa selucu itu? Adalah baik untuk dipikirkan dengan 
jernih ke depan bahwa MUI harus benar-benar representasi dari berbagai corak 
ragam umat Islam sendiri. Tidak seperti sekarang. Ke depan selayaknya ada wakil dari 
muslim Syiah, Ahmadiyah, dan bermacam-macam lagi yang lainnya. Kepengurusan 
MUI sekarang semakin tidak menunjukkan kondisi riil umat Islam Indonesia. Kalau 
representasi demikian tidak segera dibenahi di dalam MUI, percayalah fatwa-fatwa 
MUI yang akan lahir, tidak hanya akan memicu kontroversi, tetapi juga terkesan 
lucu-lucu. Dalam kondisi demikian, jangan heran kalau muncul pula golput terhadap 
fatwa MUI. Sehingga golput bukan hanya berarti ketidaksetujuan politik, melainkan 
juga ketidaksetujuan terhadap fatwa. Lihat Moch. Qasim Mathar, Golput terhadap 
Fatwa MUI, Jendela Langit, Fajar 4 Februari 2009.

93   Qasim Mathar tampaknya merujuk kepada beberapa kitab Tafsir mu’tabar berkaitan 
denganTafsir Surat Al-Maidah Ayat 51. Berikut penulis kutip beberapa tafsir yang 
dimakasud: 

        (a)  Menurut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas termasuk sahabat yang dikenal dalam 
kepiawaiannya menafsir Al-Qur’an. Pujian dan sanjungan terhadapnya sudah 
sangat banyak dan melimpah. Ia adalah sahabat yang pernah didoakan Nabi saw 
agar diberi kemampuan dalam memahami Al-Qur’an. Atas dasar itu pula, Husain 
Ad-Dzahabi dalam bukunya Tafsir wal Mufassirun memosisikan Ibnu AbbasRA 
sebagai mufassir senior dari kalangan sahabat. Terkait surah Al-Maidah ayat 
51, Ibnu Abbas tidak membicarakan ayat ini dalam konteks kepemimpinan atau 
pelarangan pemimpin non-Muslim, tetapi mendudukkan ayat ini dalam konteks 
penyembelihan dan ketidakbolehan mengikuti agama orang lain. 

     (b)   Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 51 Menurut Tafsir Jamal yaitu Tafsir Al-Futuhatul 
Ilahiyah bi Taudhihi Tafsiril Jalalain lid Daqa’iqil Khafiyyah, atau lebih dikenal dengan 
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interest dan akan mengalami ”pembusukan” dalam dinamika berpikir 
masyarakat yang sudah mulai cerdas. Qasim Mathar melihat kasus 
ini lebih kepada persoalan politis ketimbang teologis. Menurutnya, 
banyak pendapat ulama yang menjelaskan tentang ayat tersebut 
bahwa ayat itu tidak berkaitan dengan pemilihan pemimpin di 
sebuah wilayah. Ayat tersebut harus dipahami secara kontektual. 

Bagi Qasim Mathar, Islam merupakan agama yang memiliki 
nilai-nilai universal dan semangat modernitas. Earnest Gellner 
menyebut Islam sebagai agama yang lebih modern dari Yahudi dan 
Kristen, karenanya eksistensi Islam senantiasa dapat menyesuaikan 
perubahan yang terjadi di setiap saat. (Earnest Gellner: Moslem 
Society: 7). Kemampuan Islam menangkap semangat perubahan 
dan modernitas di setiap zaman tersebut disebabkan karena Islam 
memiliki sumber rujukan hukum yang bernilai universal yaitu al-

sebutan Tafsir Jamal. Menurut tafsir ini, larangan mengangkat non muslim 
sebagai teman (awliya) dikarenakan mereka memiliki loyalitas ganda. Al-Quran 
mengingatkan bahwa loyalitas ganda sangat berbahaya terutama dalam kondisi 
konflik. Al-Quran jelas mengecam kelompok munafik di Madinah mencari 
perlindungan kepada Yahudi dan Nasrani. Mereka yang secara lisan mengaku 
beriman membangun relasi dengan Yahudi dan Nasrani sebagai alternatif tempat 
perlindungan ketika zaman tidak berpihak kepada umat Islam.  

     (c)   Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 51 Menurut Imam Ath-Thabari Beliau adalah seorang 
mufassir andal, senior, dan karyanya sampai saat ini masih dijadikan rujukan 
oleh banyak orang terkait penafsiran Al-Qur’an. Di antara karya monumental at-
Thabari adalah Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayil Qur’an. Dalam kitab ini, at-Thabari juga 
tidak lupa menjelaskan tafsir surat al-Maidah 51. Ia menjelaskannya panjang lebar 
dan mendiskusikan beberapa riwayat yang berkaitan dengan konteks penurunan 
ayat ini. Menurutnya, pendapat yang benar ialah bahwa Allahswt melarang seluruh 
orang beriman menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai penolong, sekutu, dan 
teman koalisi (setia) yang dapat merugikan orang mukmin lainnya. Ayat ini 
berkaitan dengan orang munafik. Mereka hanya memanfaatkan Islam hanya untuk 
kepentingan sesaat. Giliran umat Islam lemah, mereka takut dihancurkan oleh 
orang kafir dan akhirnya berpihak ada orang kafir yang memerangi umat Islam. 
Sebagian riwayat menyebut, mereka tidak sekedar berpihak, tetapi juga mengikuti 
agama mereka. Masih banyak kitab tafsir yang berbicara tentang tafsir ayat ini. 
Silahkan lihat dan baca http://www.cangcut.net/2017/01/9-tafsir-surat-al-maidah-ayat-51-
menurut-para-mufassir.html

__________________________________________________________________________
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Qur’an. Ia memiliki ranah dan paradigma hukum yang dinamis 
sehingga tidak mematikan kreativitas manusia hingga akhir zaman, 
meski kehadiran al-Quran ini sudah berlalu sejak 14 abad yang lalu.

 Keluwesan hukum-hukum dalam al-Quran disebabkan 
paradigma hukumnya terdiri atas (1) unsur qath’iy, dan (2) zhanniy 
(Qathiy al-dilalah dan zhanniy al-dilalamah).  Unsur pertama merupakan 
kandungan hukum yang bersifat tetap, mengikat dan absolut,  tidak 
interpretable dan semua ulama sepakat tentang kandungan hukumnya, 
sedangkan unsur kedua (zhanni) merupakan sebuah kandungan 
hukum yang terdapat dalam sebuah teks al-Qur’an yang kandungan 
hukumnya membuka ruang untuk diinterpretasi akibat perbedaan 
dalam memahami kandungan makna/arti dari teks tersebut. Dalam 
kaitan ini, biasanya para ulama tidak bulat dalam menangkap 
kandungan hukumnya. 

Mencermati kritiknya terhadap fatwa MUI, saya membaca 
bahwa Qasim Mathar bukan tidak menghormati lembaga ini, tetapi 
dia menginginkan lembaga ini harus berdiri netral di atas kepentingan 
kelompok dan individu. MUI harus menjadi payung dan perekat bagi 
segenap umat. MUI harus menjadi jembatan dan media bersatunya 
umat yang ragam ini. Setiap kebijakan dan fatwa MUI harus dibahas 
secara mendalam dan konfrehensif agar tidak mengalami deviasi dan 
pembusukan efek tidak didengarnya fatwa tersebut oleh masyarakat.

Menurut Qasim Mathar, karena itu, fatwa MUI yang 
dipandangnya kontroversial sesungguhnya telah menggeser MUI 
dari fungsinya yang antara lain, menjembatani umat Islam dengan 
pemerintah, menjadi lembaga fikih yang berpihak kepada salah satu 
paham keagamaan tertentu dari sekian perbedaan dan ragam paham 
keagamaan kaum muslimin. Bahkan, dengan fatwanya, MUI tampak 
panik, seperti tercermin pada pernyataan Amidhan, salah seorang 
pengurus MUI. Amidhan mengatakan bahwa yang protes fatwa itu 
berpijak pada akal sehat sedang kami (MUI) berpijak pada al-Quran 
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dan hadis. Amidhan menurutnya, tidak sadar sudah membedakan dan 
mempertentangkan antara akal sehat dan al-Quran/hadis. Padahal 
semua orang yang sehat pikirannya berkeyakinan bahwa agama yang 
benar tentu sejalan dengan akal sehat. Dan bagaimana memahami 
kitab suci tanpa akal sehat? MUI sebaiknya memberi teladan mau dan 
bisa mempertimbangkan kritik, daripada pamornya semakin merosot 
pada berbagai kalangan.94 

Sebenarnya kritik terhadap lembaga ini bukan saja datang dari 
cendikiawan Muslim seperti Qasim Mathar, tetapi ulama sekaliber 
K. H. Mustafa Bisri (Gus Mus) juga melontarkan kritikan yang 
menganggap lembaga ini tidak jelas, apakah parpol, ormas atau 
lembaga pemerintah.95   .

Bukan saja mengkritisi lembaga ulama, bahkan Qasim Mathar 
juga mempertanyakan keulamaan para ulama. Dalam pandangannya, 
ulama di Indonesia ini sangat ragam. Ada ulama yang menjadi ulama 
karena memang otoritas keilmuannya, dan ada juga ulama yang 
dipandang sebagai ulama karena pengaruh media massa dan juga 
”angin” kepentingan politik.

Qasim Mathar mempertanyakan kelompok-kelompok yang 
mengaku ulama yang cenderung berafiliasi kepada syahwat kekuasaan. 
Menurutnya, ulama seperti ini bukanlah ulama sejati, tetapi ulama 
musiman yang diibaratkan seperti   cendawan yang tumbuh ketika 
musim hujan datang.  

E.  Islam Politik dan Demokrasi

Islam pada awalnya hanya sebagai sebuah agama  yang bersifat 
doktrin teologis, mengajarkan manusia tentang keimanan. Namun 
____________________

94   Moch.Qasim Mathar, MUI Melanggar Rukun Iman dan Rukun Islam, Jendela Langit, 
Fajar  9 Agust-2005

95   Lihat http://m.cnnindonesia.com. Gus Mus Kritik MUI Organisasi tidak jelas.  Diakses 11 
Januari 2018.
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seirama dengan perkembangan penganutnya, Islam kemudian menjadi 
kekuatan ideologis dan politis yang nilai-nilainya dijadikan sebagai 
basis dan  sumber kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  

Negara Madinah merupakan sebuah contoh sistem pemerintahan 
yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad berdasarkan sistem96  
dan nilai97 yang diajarkan oleh agama Islam. Di dalamnya hadir 
berbagai macam suku, etnis, dan agama dimana mereka dapat 
hidup bersama dan bersesama di bawah ikatan konstitusi Madinah 
(Piagam Madinah).98 Sistem pemerintahan yang dijalankan Nabi 
dan para sahabat pada masa itu, oleh Robert N. Bellah diangap 
sebagai melampaui zaman. Ini disebabkan sistem yang dibangun 
belum ditemukan di wilayah lainnya, bahkan untuk masyarakat 
Arab sendiri, sistem ini terbilang sangat baru. Karena itulah sistem 
pemerintahan ini hanya bertahan hingga khalifah ke 4 (Alir.a.), setelah 
itu pemerintahan Islam kembali kepada monarchi (kerajaan). Nabi 
hanya membangun prinsip-prinsip dalam bernegara yang prinsip itu 
antara lain:99 

____________________

96   Setelah Nabi wafat dengan meninggalkan sistem pemerintahan yang ada, maka 
pengganti Nabi sebagai kepala Negara adalah para sahabat dekatnya yang dikenal 
sebagai khalifah (Khulafa al-Rasyidin) yaitu Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. 
Istilah khalifah (pengganti/ yang di belakang) hanya menunjukkan status/gelar yang 
diberikan kepada kepala Negara, tetapi tidak berarti istilah ini menunjukkan bahwa 
sistem Negara berbentuk khilafah sebagaimana dipahami oleh sebagian masyarakat 
Islam.

97   Nilai seperti keadilan, kejujuran, kepedulian, kasih sayang, dan kebersamaan merupakan 
core values dari sistem pemerintahan Negara Madinah yang telah dibangun oleh Nabisaw.

98   Piagam ini mengandung kesepakatan formal antara Muhammad dengan berbagai suku 
dan kaum berpengaruh yang menghuni Yathrib (kemudian dinamai Medinah), termasuk 
di antaranya kaum Muslim, Yahudi, Kristen dan kaum Pagan. Konstitusi ini membentuk 
dasar hukum pertama Negara Islam. Dokumen ini disusun dengan perhatian khusus 
untuk mengakhiri ketegangan dan konflik antar suku dan kaum (klan), terutama antara 
Banu Aus dan Bani Khazraj di Medinah. Hukum ini mencakup sekian banyak hak 
dan kewajiban bagi komunitas Muslim, Yahudi, Kristen, dan Pagan di Medinah, dan 
mempersatukannya dalam satu komunitas yang disebut Ummah.  

99   Lihat https://islamislami.com/2016/04/01/politik-islam-dan-sejarahnya/, diakses pada 15 Januari 
2016.
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1. Prinsip Musyawarah

Dalam hal ini musyawarah merupakan prinsip pertama 
dalam tata aturan politik Islam. Artinya penentuan kebijaksanaan 
pemerintah dalam sistem pemerintahan Islam harus berdasarkan 
atas kesepakatan musyawarah. Prinsip ini sesuai dengan ayat al-
Qur’an dalam surat Ali Imran ayat 159.100  

Musyawarah merupakan ketetapan dasar yang amat prinsip 
dalam sistem politik Islam. Rasulullahsaw mencontohkan tatacara 
ini dengan para sahabatnya dalam segala urusan.  Ini berarti bahwa 
setiap pemimpin pemerintahan (penguasa, pejabat, atau imam) harus 
selalu bermusyawarah dengan pengikut atau dengan umatnya, sebab 
musyawarah merupakan media pertemuan sebagai pendapat dan 
keinginan dari kelompok orang-orang yang mempunyai kepentingan 
akan hasil keputusan itu. Dengan musyawarah itu pula semua pihak 
ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan, dengan demikian 
hasil musyawarah itupun akan diikuti mereka, karena merasa 
ikut menentukan dalam keputusan itu sudah barang tentu materi 
musyawarah itu terbatas pada hal-hal yang sifatnya bukan merupakan 
perintah Allah yang sudah dijelaskan dalam wahyu-Nya.

2. Prinsip Keadilan

Kata ini sering digunakan dalam al-Qur’an dan telah 
dimanfaatkan secara terus menerus untuk membangun teori 
kenegaraan Islam. Prinsip keadilan banyak sekali ditemukan dalam 
al-Qur’an yang memerintahkan berbuat adil dalam segala aspek 
kehidupan manusia.101 Islam memerintahkan manusia untuk berbuat 
____________________

100   "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah 
membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertawakkal kepada Allah” (QS. al Imran : 159). 

101   Misalnya QS. an Nahl: 90, terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil 
dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu, agar kamu dapat mengambil 
pelajaran” (QS. an Nahl : 90).
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adil, dan Islam mengancam dengan sanksi hukum bagi orang-orang 
yang berbuat sewenang-wenang. Jadi kedudukan prinsip keadilan 
dalam sistem pemerintahan Islam harus menjadi alat pengukur 
dari nilai-nilai dasar atau nilai-nilai sosial masyarakat yang tanpa 
dibatasi kurun waktu.  Dijadikannya keadilan sebagai prinsip politik 
Islam mengandung suatu konsekuensi bahwa para penguasa atau 
penyelenggara pemerintahan harus melaksanakan tugasnya dengan 
baik dan juga berlaku adil terhadap suatu perkara yang dihadapi. 
Penguasa harus adil dan mempertimbangkan beberapa hak warganya 
dan juga mempertimbangkan kebebasan berbuat bagi warganya 
berdasarkan kewajiban yang telah mereka laksanakan.  

3. Prinsip Kebebasan 

Prinsip ini merupakan nilai yang juga amat diperhatikan oleh 
Islam. Yang dimaksud di sini bukan kebebasan bagi warganya untuk 
dapat melakukan kewajiban sebagai warga negara, tetapi kebebasan 
di sini mengandung makna yang lebih positif, yaitu kebebasan 
bagi warga negara untuk memilih sesuatu yang lebih baik, seperti 
kebebasan berpikir untuk menentukan mana yang baik dan mana 
yang buruk, sehingga proses berpikir ini dapat melakukan perbuatan 
yang baik sesuai dengan hasil pemikirannya.  

4. Prinsip Persamaan

Prinsip ini berarti bahwa “setiap individu dalam masyarakat 
mempunyai hak yang sama, juga mempunyai persamaan mendapat 
kebebasan, tanggung jawab, tugas-tugas kemasyarakatan tanpadis 
kriminasi rasial, asal-usul, bahasa dan keyakinan. Dengan prinsip 
ini sebenarnya tidak ada rakyat yang diperintah secara sewenang-
wenang, dan tidak ada penguasa yang memperbudak rakyatnya karena 
ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penguasa. 

Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dengan 
berbagai bangsa dan suku bukan untuk membuat jarak antara mereka, 
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bahkan di antara mereka diharapkan untuk saling kenal-mengenal 
dan tukar pengalaman, bahkan yang membedakan di antara mereka 
hanyalah karena takwanya.

5. Prinsip Pertanggungjawaban dari Pemimpin Pemerintah

Jika seorang pemimpin pemerintahan melakukan hal yang 
cenderung merusak atau menuruti kehendak sendiri maka umat 
berhak memperingatkannya agar tidak meneruskan perbuatannya itu, 
sebab pemimpin tersebut berarti telah meninggalkan kewajibannya 
untuk menegakkan kebenarannya dan menjauhi perbuatan yang 
munkar. Jika pemimpin tersebut tidak mengabaikan peringatan, 
maka umat berhak mengambil tanggungjawab sebagai pemimpin 
pemerintahan, karena penguasa di dunia ini merupakan khalifah yang 
menjalankan amanat Allah, maka tindakan penyalahgunaan jabatan 
seperti berjalan di atas jalan yang dilaknat Allah, menindas rakyat, 
melanggar perintah al-Qur’an dan sunnah, maka pemimpin tersebut 
berhak diturunkan dari jabatannya.

Inilah sistem dan beberapa prinsip yang telah dijalankan 
oleh Nabi Muhammadsaw dan para khalifahnya dalam membangun 
tatanan Negara Madinah yang kemudian menjadi utopia bagi 
generasi sesudahnya. Satu pendapat menyatakan bahwa Nabi tidak 
menentukan sistem pemerintahan tetap hanya meletakkan dasar dan 
prinsip bernegara seperti tersebut di atas, sementara pendapat lain 
menginginkan hadirnya kembali bentuk Negara yang mereka sebut 
sebagai Khilafah.102  

____________________

102   Kelompok yang paling nyaring menyuarakan gagasan mendirikan negara khilafah ini 
adalah Hizbut Tahrir. Hizbut-Tahrir  didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani pada 1953 
adalah organisasi politik pan-Islamis  yang menganggap "ideologinya sebagai ideologi 
Islam." Tujuannya membentuk "Khilafah Islam" atau negara Islam. Kekhalifahan baru 
akan menyatukan komunitas Muslim (ummah) dalam negara Islam kesatuan (bukan 
federal)  dari negara-negara mayoritas Muslim Mulai dari Maroko di Afrika Barat 
ke Filipina selatan di Asia Timur. Negara yang diusulkan akan menegakkan hukum 
Syariah Islam, kembali ke "tempat yang selayaknya sebagai negara pertama di dunia",  
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 Mencermati fenomena politik dalam dunia Islam, Qasim 
Mathar tampaknya lebih melihat kepada substansi dan nilai politik 
Islam, bukan pada formalisasi politik Islam plus formalisasi syariat 
Islam yang sering digaungkan oleh pendukung khilafah. Qasim Mathar 
ingin mengajak masyarakat untuk tidak terjebak pada paradigma 
formalitas dalam memahami dan menjalankan syariat agama. 

Pendekatan yang ingin dibangun Qasim Mathar dalam 
memahamkan Islam kepada masyarakat adalah hemat saya adalah 
pendekatan paradigmatik dan transformatif. Dalam kaitan ini, Qasim 
Mathar ingin menjembatani Islam ideal dan Islam historis yang selama 
ini tampak dipisah oleh ruang dan  waktu.  Untuk itu, Qasim Mathar 
menuangkan sejumlah pikiran kritisnya untuk menemukan simpul-
simpul yang dapat merangkai kembali konstruksi Islam ideal dan 
Islam historis, agar menjadi Islam paradigmatis, yaitu Islam yang 
menjadikan paradigma dialogis dan demokratis sebagai landasan 
hidup bermasyarakat, bukan paradigma teologi dogmatis yang biasa 
mengikat ruang kreativitas berpikir, bahkan menyerang teologi yang 
dipandang tidak sejalan.103  

Dalam kata pengantar buku kecilnya yang berjudul Politik Islam 
dan Kekuasaan dalam Bingkai Pemikiran Politik Islam Qasim Mathar 
menyatakan bahwa Islam dan politik itu sebenarnya seperti dua sisi 
mata uang yang sulit dipisahkan. Dalam fakta sejarah perjalanan 
perkembangan Islam, persoalan yang menjadi diskursus utama justeru 
politik, bukan masalah ibadah. Itulah sebabnya, tidak aneh kenapa 
Islam tampil bergerak menjadi kekuatan ideologis dalam negara. 

dan membawa "dakwah Islam" ke seluruh dunia. Karena dipandang membahayakan 
ideologi Negara, maka hingga pertengahan 2015 organisasi ini dilarang di Jerman, 
Rusia, Cina, Mesir, Turki,  dan semua negara Arab kecuali Lebanon, Yaman dan UAE.  
Terakhir 2017 Indonesia juga melarang pergerakan Hizbut Tahrir. 

103   Moch. Qasim Mathar, Kimiawi Pemikiran Islam, Arus Utama Islam di Mata Masa Depan 
(Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Filsafat Islam, Senin, 12 November 2007), h. 5.

__________________________________________________________________________
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Qasim Mathar menulis:

"Islam  muncul sebagai kekuatan dunia baru, dalam sejarahnya yang paling 
dini adalah ketika Islam sebagai kekuatan politik tampil mengancam 
kekuatan politik dunia pada masa itu, yaitu Kekaisaran Rumawi Bizantium 
dan Kekaisaran Persia. Segera setelah Nabi Muhammad, Rasul pembawa 
wahyu Islam, meninggal, Islam sebagai kekuatan politik berdampingan 
sebagai kekuatan militer sudah menaklukkan Kekaisaran Persia dan 
selanjutnya terus-menerus menjadi ancaman terhadap wilayah-wilayah 
kekuasaan Romawi Bizantium."104

Atas dasar itu, menurutnya bukan suatu keanehan kalau pada 
masa sekarang, Islam semakin sering dikaitkan dengan gerakan 
dan pergolakan politik pada banyak negeri di dunia. Isu-isu politik 
global seringkali dikaitkan dengan Islam. Sebenarnya, bagi kalangan 
terpelajar yang memusatkan perhatiannya kepada studi-studi Islam, 
akan memahami kaitan tersebut kalau menyadari bahwa wahyu Islam 
adalah wahyu terakhir yang dikomunikasikan oleh Tuhan kepada 
manusia pilihan-Nya. Sebagai wahyu terakhir, tentu Islam akan 
menjadi tolok ukur bagi pernyataan wahyu-wahyu Tuhan yang telah 
Dia komunikasikan sebelumnya kepada orang-orang pilihan-Nya, 
selain bahwa wahyu Islam, bersama-sama kebenaran wahyu-wahyu 
sebelumnya, akan menjadi pedoman abadi bagi umat manusia pada 
zaman-zaman selanjutnya. Sehingga, kalau politik diartikan pula 
sebagai pengaturan susunan masyarakat, maka dapat dipastikan 
wahyu Islam berbicara banyak menyangkut hal tersebut.

Qasim Mathar tampaknya  berusaha menampilkan citra Islam 
transformatif ke dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini 
tampak lebih mementingkan nilai-nilai Islam substantif dari pada 
Islam simbolik. Membangun sebuah tatanan kehidupan masyarakat 

____________________

104   Moch.Qasim Mathar, Kata Pengantar dalam Buku Politik Islam dan Kekuasaan dalam 
Bingkai  Pemikiran Politik Islam, 2014.
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sipil islam bukan dengan simbolisasi agama, tetapi diperlukan langkah 
nyata dan implementasi nilai-nilai Islami yang menjunjung tinggi 
semangat demokrasi, keadilan, kejujuran, kebersamaan, kepedulian, 
kasih sayang, dan lain-lain sebagaimana pernah dicontohkan 
masyarakat Madinah di masa Nabi Muhammadsaw.    

Karena itu, dalam perspektif politik Islam, Qasim Mathar 
tampak kurang setuju dengan hadirnya sejumlah partai politik 
yang mengatasnamakan Islam. Politik Islam menurutnya merujuk 
kepada sebuah ide, gagasan dan implementasi dari sejumlah nilai-
nilai demokrasi Islam yang kemudian tercermin dalam kehidupan 
bermasyarakat. Dalam pandangannya, munculnya sejumlah partai 
politik Islam di Indonesia tidak lebih dari sebuah  metamorfosis politik 
yang mengalami perubahan dan terpecah menjadi bagian-bagian 
kecil akibat kepentingan kekuasaan sesaat. Inilah yang disebut Islam 
politik yaitu  politik yang menjadikan ”Islam” sebagai simbol untuk 
meraih kepentingan dan keuntungan  melalui komunitas muslim.  

Membangun sebuah masyarakat madani bukan melalui proses 
Islam politik, tetapi diperlukan sebuah kultur dan tradisi Islam yang 
demokratis dan dialogis. Dalam kaitan ini, pendidikan menurut 
Qasim Mathar sangat berperan dalam membentuk paradigma berpikir 
masyarakat.

Moh. Qasim Mathar belum menemukan partai politik Islam 
yang bena-benar ingin memperjuangkan aspirasi umat Islam. 
Yang ada saat ini hanyalah partai dengan simbol Islam. Partai yang 
mengatasnamakan Islam, tetapi belum benar-benar menerapkan 
prinsip islami di dalam menjalankan mekanisme partai. Menurutnya,  
sepanjang yang dapat dilihat dalam sejarah politik di Indonesia, 
ternyata perilaku politik para politisi Islam dari parpol-parpol Islam 
lebih kurang sama dengan politisi yang berasal dari parpol selainnya. 
Perilaku yang buruk yang terdapat pada politisi, ternyata juga terdapat 
pada politisi Islam. Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh kalangan 
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politisi, juga melibatkan di antaranya politisi Islam. Apa yang disebut 
dengan “politik kotor”, tak terkecuali juga dipraktekkan oleh politisi 
dari parpol agama (Islam). Bahkan, ketika tema Piagam Jakarta yang 
diusung, misalnya, berada pada tahap perjuangan politik yang paling 
kritis, dalam pengalaman sejarah perpolitikan di Tanah Air, pihak 
atau parpol yang mengusung tema tersebut justeru seringkali tidak 
konsisten memperjuangkan tema itu. Bahkan, lebih dahulu mundur 
atau “zig-zag” menghindari tema Piagam Jakarta yang sedang dalam 
tahap perbincangan paling kritis. 

Berdasarkan semua yang dapat dicermati sepanjang sejarah 
perpolitikan di Indonesia, dapat dikatakan bahwa parpol pengusung 
tema agama tidak perlu dipercaya sepenuhnya untuk memperjuangkan 
agama. Agama bagi parpol pengusung tema agama, memang dijadikan 
sebagai bahan usungan semata untuk kepentingan politik yang lebih 
pragmatis, bahkan juga bagi kepentingan individu dan kelompok 
dalam parpol yang demikian.105 

Efek dari hadirnya partai yang mengatasnamakan Islam, terjadilah 
degradasi pada citra Islam sebagai efek adanya oknum partai Islam 
yang melakukan pelanggaran moral, seperti korupsi atau kesalahan 
lainnya.  

Ketidaksetujuan Qasim Mathar sama  juga pada kelompok-
kelompok yang mengatasnamakan Islam seperti Front Pembela Islam 
(FPI), Forum Umat Islam (FUI), Laskar Jundullah, Majelis Mujahidin, 
dan kelompok-kelompok lain yang distigma sebagai kelompok Islam 
”garis keras”.   

Berbicara politik juga tidak lepas dari demokrasi, karena di antara 
ruh politik itu juga adalah demokrasi dan sejauhmana penerapan 
demokrasi dilaksanakan dalam sebuah sistem politik. Qasim Mathar 
menulis:
____________________

105   Lihat Moch. Qasim Mathar, Tema Agama di Pilkada, Jendela Langit Fajar 7 Maret 2006.
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"Demokrasi sebagai bagian dari pembicaraan mengenai politik, dengan 
sendirinya dapat pula dilihat dari sudut pandang ajaran Islam. Pada 
dasarnya, di kalangan penganut Islam, terdapat dua pandangan terhadap 
demokrasi. Yaitu, yang menerima, karena itu, mendorong proses 
demokratisasi berlangsung secara terus menerus; dan, yang menolak, 
karena itu, bersikap sangat kritis terhadap setiap proses demokratisasi.  
Adapun pandangan yang menolak demokrasi ada dua versi. Versi pertama, 
demokrasi ditolak secara keseluruhan karena berlawanan dengan dalil-
dalil Islam. Versi kedua, aspek tertentu dari demokrasi ditolak dan yang 
lainnya diterima. Hizbut Tahrir, suatu organisasi dan gerakan politik 
Islam, adalah contoh kalangan Islam menurut versi pertama. Sedang kaum 
Syiah merupakan contoh kalangan Islam versi kedua."106 

Menurut Qasim Mathar, sistem demokrasi masih merupakan 
pilihan terbaik di dalam penyelenggaraan negara. Dalam sistem 
demokrasi, agama apa pun mendapat ruang untuk dianut secara 
merdeka tanpa tekanan. Dalam sistem demokrasi, semua penganut 
agama harus rela mendapat koreksi dari berbagai pihak, dan itu 
berarti, agama dalam sistem demokrasi bisa berkembang ke arah yang 
lebih benar menurut tuntutan sejati dari agama itu sendiri, yakni 
menyampaikan kebenaran-kebenaran. Formalisasi agama ke dalam 
negara,107  bukan hanya akan mengundang konflik internal penganut 
agama yang sama, tetapi lebih luas lagi ialah konflik lintas penganut 
agama yang berbeda. Formalisasi agama tertentu ke dalam negara akan 
menyesatkan penyelenggara negara untuk hanya mempertimbangkan 
kepentingan penganut agama yang diformalkan dan mengabaikan 

____________________

106  Moch. Qasim Mathar, Umat Beragama dalam Demokrasi, 25 Februari 2014.
107   Qasim Mathar tidak setuju dengan upaya formalisasi agama dalam negara seperti 

adanya keinginan untuk menegakkan khilafah atau menjalankan syariat Islam. Dia 
mempertanyakan syariat yang mana yang hendak diimplementasikan dalam kehidupan 
bermasyarakat mengingat umat Islam memiliki banyak pilihan dalam bermazhab. 
Qasim Mathar menolak penegakkan syariat Islam yang hanya berpihak kepada sebuah 
mazhab. Lihat. Moh.Qasim Mathar, Formalisasi Agama dalam Negara, Makalah, 
disampaikan pada Forum diskusi LK3 Banjarmain, 1 Oktober 2005 di Banjarmasin.
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kepentingan penganut agama yang tidak diformalkan. Sehingga, 
fungsi negara bisa tidak dipenuhi sebagaimana seharusnya.

Menurut Qasim Mathar kecenderungan untuk melakukan 
formalisasi agama disebabkan adanya keinginan untuk menegakkan 
syariat Islam. Sayangnya, syariat yang dipahami hanya semata merujuk 
kepada fikih, bukan agam secara keseluruhan. Merujuk kepada QS. 
Asy-Syura/42:13,108  menurut Qasim Mathar, syariat itu identik dengan 
agama itu sendiri. Syariat Islam adalah agama Islam. Ia identik dengan 
al-Quran dan al-Sunnah. Tegasnya, syariat Islam tidak lain adalah 
ajaran Islam secara keseluruhan yang disebut dengan din al-Islam.109 

Sayangnya,  oleh para ulama fikih, khususnya para politisi Islam 
tertentu, syariat dipersempit artinya menjadi fikih dan hukum Islam 
saja. Padahal menurut Qasim Mathar, syariat  mencakup semua ajaran 
Islam, seperti aspek akidah, akhlak dan muamalah. Pada sejarah 
lebih mutakhir, syariat Islam menjadi issu politik yang diusung oleh 
kalangan Muslim tertentu yang belum memegang kekuasaan politik. 
Sedang kalangan Muslim lainnya yang tetap memegang arti syariat 
sesuai al-Quran yang telah dikutip di atas, dan sesuai dengan praktek 
Nabi di masanya, kurang tertarik dengan syariat Islam yang diusung 
oleh kalangan Islam politik.110 

Dalam hal ini Qasim Mathar dengan tegas menulis:

"Untuk konteks politik di Indonesia, politisi (parpol) pengusung issu 
Piagam Jakarta tidak bisa dibedakan, atau seaspirasi, dengan organisasi-
organisasi Islam yang mengusung issu syariat Islam. Sama-sama, keduanya 
adalah gerakan politik, yang dalam teori politik Islam, kelompok-kelompok 

____________________

108   Lihat Moch.Qasim Mathar, Syariat Islam; Saya Mau Belajar dari Aceh, Jendela Langit 
Fajar 3 Mei 2006

109   Lihat Moch.Qasim Mathar, Syariat Islam; Saya Mau Belajar dari Aceh, Jendela Langit 
Fajar 3 Mei 2006

110   Lihat Moch.Qasim Mathar, Syariat Islam; Saya Mau Belajar dari Aceh, Jendela Langit 
Fajar 3 Mei 2006
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seperti itu disebut kelompok Islam politik. Islam politik dapat dibedakan 
dengan politik Islam. Yang disebut akhir adalah aspek-aspek Islam yang 
berkaitan dengan politik, atau aspek-aspek politik dalam Islam. Karena 
itu, politik Islam sifatnya netral sebagai wacana. Sedang Islam politik 
berpotensi untuk mempolitisasi Islam, termasuk aspeknya yang bukan 
politik." 111   

Qasim Mathar mengkiritisi penegakkan syariat Islam seperti 
yang dilaknakan di Aceh. Menurutnya model seperti ini sangat fikih 
oriented. Pola seperti ini berpotensi menimpulkan politisasi aspek-
aspek Islam yang bukan politik, seperti shalat dan puasa. Orang Aceh 
menurutnya, begitu bersemangat menyiapkan qanon (perda) untuk 
memberi sanksi kepada lelaki dewasa yang tidak pergi berjumat, dan 
sanksi bagi muslim dewasa yang tidak melakukan puasa, walaupun 
al-Quran dan al-Sunnah tidak mengatur sanksi demikian. Mereka 
di sana tidak tertarik untuk membicarakan bagaimana eksplorasi 
gas alam yang terganggu oleh kekacauan provinsi itu bisa kembali 
diproses untuk kesejahteraan rakyat Aceh.112  

Dalam sebuah dialog yang diselenggarakan oleh DPP IMMIM 
27 Januari 2018 dengan tema “Mengapa Umat Islam Mundur”, 
Qasim Mathar mengemukakan pendapatnya bahwa kemunduran itu 
disebabkan umat Islam sangat terkebelakang dalam dua aspek yaitu 
ilmu dan teknologi serta peradaban (mental building). Menanggapi hal 
ini, Iqbal Parewangi (salah seorang anggota DPD Sulsel) menyatakan 
bahwa untuk memajukan umat Islam, maka orang mesjid harus 
mengambil alih kekuasaan politik. Menurutnya, umat Islam tidak 
terkebelakang, tetapi sistem yang membuat mereka mengalami 
kondisi demikian, karenanya, umat Islam harus memegang kebijakan. 

____________________

111   Lihat Moch.Qasim Mathar, Syariat Islam; Saya Mau Belajar dari Aceh, Jendela Langit 
Fajar 3 Mei 2006

112   Lihat Moch.Qasim Mathar, Syariat Islam; Saya Mau Belajar dari Aceh, Jendela Langit 
Fajar 3 Mei 2006
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Menanggapi pernyataan Iqbal tersebut, Qasim menyatakan 
tidak mungkin kekuasaan politik  diserahkan kepada orang-orang 
mesjid, sementara mereka sendiri tidak terlalu paham dengan agama. 
Menurutnya bagaimana mungkin negara bisa damai, jika istana 
dikuasai oleh orang-orang yang berdemo.
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PenutuP

A. Kesimpulan

Moch. Qasim Mathar adalah sosok cendikiawan muslim  
yang memosisikan dirinya sebagai sosok yang  kritis terhadap 
isu-isu keagamaan. Pemikiran keagamaan yang dia lontarkan 
sering kali menimbulkan wacana baru yang menjadi isu hangat 
untuk didiskusikan. Pemikirannya tidak jarang membuat „panas“ 
telinga orang-orang yang alergi dengan pemikirannya, bahkan ada 
sekelompok orang  yang berani mengafirkannya. 

Berbagai isu keagamaan mencakup teologis, politik agama, 
pluralisme dan lain-lain menjadi tema sentral kajian pemikiran 
keagamaannya. Berbasis pada konstruksi epistemologi yang kokoh, 
Qasim Mathar mencoba merekonstruksi dan membingkai ulang 
pemahaman keagamaan yang menurutnya dipandang sudah usang 
dan perlu pembaruan. Nalar akademiknya yang dibingkai dengan 
kematangan teologis dan filosofis mampu menepis sejumlah 
„serangan“ balik terhadap pemikirannya.

Dari sejumlah gagasan pemikiran yang disampaikannnya, 
dapat disimpulkan bahwa Qasim Mathar ingin menghadirkan 
Islam yang ideal. Islam yang menjadi rahmatan lil 'ālamīn. Islam 
yang melindungi bukan membenci. Islam yang merangkul bukan 
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memukul. Islam yang mendidik bukan menghardik.  

B. Saran-Saran

Hemat saya, kajian terhadap tokoh ini sangat menarik. Saya 
menyarankan kepada para peneliti lainnya untuk mengeksplorasi 
gagasan dan ide pemikiran keagamaan para tokoh yang memang 
layak pemikiranya direkam dalam denyut sejarah.
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Hoax

Jangan cepat percaya kepada ungkapan-tinggi tinggi para sufi dan filosof, 
juga ulama. 

Karena bagiku, yang standar adalah ungkapan para rasul/nabi yang 
berselaras dengan perbuatan mereka.

Bicara tentang kesucian yang tinggi…
Itu tampak pada sikap yang bersesama dengan manusia lainnya. 

Bicara tentang kepedulian…
Itu tampak pada tindakannya memberi roti yang siap ia makan kepada 

orang lain yang tampak lebih butuh makan..
Bicara tinggi, pembuktiannya pada perilaku hari-hari. 

Jika terjadi kesenjangan di antara keduanya, 
maka bicara tinggi itu pasti hoax!

(QM)

Sang Penemu

Kalau tak layak di Surga
Di mana tempat Thomas Edison

Sang Penemu listrik
Pantaskah ia di Neraka
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Yang "gelap" tak ada "listrik"
Padahal ia hanya meminjam
Seberkas "listrik" dari Surga

Untuk menerangi dunia

Ke mana Bunda Theresa harus tinggal
Kalau Surga hanya milik yang berbeda dengannya

Tak adil jika harus ke Neraka
Dia yang berdoa dan bekerja

Sang Penemu jalan kasih
Keluar dari Neraka dunia

Surga itu lembut dan kelembutan
Surga itu santun dan kesantunan

Surga itu bajik dan kebajikan
Surga itu riang dan keriangan

Surga itu teman dan pertemanan
Surga itu rumah pertemuan

Para Penemu untuk kemanusiaan

Di balik Surga ada Neraka
Tempat mereka yang berbuat kebalikan
Dari pikir dan laku Edison dan Theresa

-=(QM)=-

Tradisi

Kenapa si Muslim mundur layu?
Kenapa selain mereka subur maju?

Tanya itu berjawab:
Si Muslim tanggalkan Islam!
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Isi Islam dilakukan si Maju!
"Di Paris Muslim tak nyata
Tapi Islam tampak di sana

Di Mesir muslim di mana-mana
Tapi Islam entah ke mana"

Tutur Abduh pemikir ulama

Muslim Indonesia memenuhi negeri
Tradisi buruk adalah keislamannya

Islam ditelan tradisi mundur
"Islam Berkemajuan" hanya slogan

"Islam Nusantara" merawat kemunduran
Temukanlah Islam di negeri maju

Bukan di "Quran" Indonesia
(QM)

 Jalan Raya 

Jalan raya jalan besar
Bukan jalan untuk sendiri
Berkendara jangan gusar

Kepala dingin tetap hati-hati

Hujan keras bersama petir
Membuat hati ketar-ketir
Jika HP di tangan sopir

Kendaraan bisa salah setir

Terompet pesta ditiup kuat
Tamu berjoget ikuti terompet

Klakson mobil bukan terompet
Jalan raya bukan pesta joget
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Mayat diusung dengan bendera putih
Putih tanda damai dan tenang

Bendera putih menemani jenazah
Tanda bahaya bagi pengguna jalan

Berjalan sendiri di jalan raya
Pun memakai jalan sama-sama

Jalan raya adalah kaca
Keadaban para penggunanya 

(QM)

Kekeliruan Umat

Keliru umat awam tak mengapa
Keawaman ilmu bisa dimengerti
Keliru seorang alim kenapa bisa

Karena kealiman bermuatan _siyasi_

Keliru awam memang kurang ilmu
Keliru alim ilmu tertunggangi sesuatu

Keliru awam keliru murni
Keliru alim tidak asli

Keliru awam dimaafkan Tuhan
Keliru alim di depan Tuhan dipersoalkan

(QM)
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Umat Pendemo

Anakku, ayah masih muda saat Israel kami lawan dengan demo. Orang-
orang Palestina melawannya dengan lemparan batu. Demo memang 

satu-satunya senjata kami untuk melawan kezaliman atas orang-orang 
Muslim di negeri-negeri mereka. Setiap ada kejadian yang membuat 
orang-orang Muslim mengalami derita di sana, di sini kami keluar ke 

jalan berdemo. Kami tidak punya senjata selain berdemo.

Pada usiaku seperti saat ini, anakku, melawan bangsa lain dengan demo 
nyaris tidak ada hasilnya. Bahkan, kami seringkali bentrok dengan Polisi 

kami sendiri gara-gara demo. Masihkah kamu akan membela Islam 
dengan berdemo semata. Padahal kedahsyatan demo-mu tidak terasa 

benar di negeri dan pada bangsa yang kamu mendemonya.

Pada usiaku sekarang, ayah yakin demo tidak akan pernah mengubah 
dunia. Bagi ayah, menguasai dan lebih unggul dalam ilmu pengetahuan 
adalah senjata utama untuk mengubah dan menaklukkan dunia. Hanya 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, anakku, kamu memiliki 
daya ancam dan paksa yang tiada taranya. Milikilah keunggulan ilmu 

pengetahuan dan teknologi itu, anakku.

Kamu bukan ayah, angkatan pendemo. Kamu jangan pula menjadi 
Ummat Pendemo pada hari ilmu pengetahuan menjadi andalan dan 

senjata utama ummat manusia saat ini.

QM
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Rezeki di Semua Waktu

Dari semalam hujan mengguyur
Seluruh sudut kota kuyup

Air dari langit itu menerobos
Menembus membasahi kamar-kamar

Sudah setinggi lutut
air di depan rumah

Hujan semalam ciptakan sejuk pagi
Di bawah langit yang masih hitam
Kita mesti keluar mencari rezeki
Musim hujan sudah tabiat alam

Mencari peruntungan tabiat insan
Di bawah gerimis-lebatnya hujan

Untung dicari dan diraih
Semoga sehat di semua musim...

QM

Kehidupan

Seorang laki-laki berjalan
Berselimut dingin gerimis subuh

Di kepalanya ada anak isteri
Di cuaca begini rejeki dicari

Laki-laki dengan kakinya
Berjalan menembus dingin

Doa anak isteri menemaninya
Hidup mesti diarungi

Di bawah langit yang menumpahkan
Hujannya yang tebal
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atau...
Teriknya cahaya matahari...

(QM)
 

Hujan

Hujan memukul-mukul atap rumah
Banjir di luar dibungkus dingin
Perempuan itu membuka pintu
Berdiri sebentar menatap banjir

Mengangkat kainnya agar tak basah
Betisnya yang putih tampak indah

Satu satu kakinya melangkah
Menaklukkan banjir yang keruh

Menaklukkan dingin yang menusuk
Menaklukkan pagi yang gelap

Menaklukkan langit yang menangis
Menaklukkan kemalasan yang membujuk

Menaklukkan keperkasaan laki-laki
Perempuan bersama hujan dan banjir

Menempuh lorong hidup
Yang di ujungnya...

Rejeki berlimpah menunggu...
Perempuan itu....

(QM)

ZaMaN nOw

Inilah zaman sampah tetangga
Kita buang di rumah sendiri
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Inilah zaman kita bilang copas
Lalu jati diri terkupas-kupas

Inilah zaman postingan disharing
Kita pun kejiprat yang busuk

Inilah zaman semua diviralkan
Anak keturunan tertular virus sosial

Inilah zaman kita kirim kelakar
Integritas kita pun terbakar

Inilah zaman medsos telanjang
Dan orang² menikmati ketelanjangan

Di zaman ini
Copas dan saudara²nya

Menggiring orang banyak
Berria-ria dengan fitnah dan hoax

Mungkin tak disadari
Tapi pasti dinikmati

.....
QM

Nafas Kehidupan

Sabtu pagi ini
Ada rasa lega tak terkirakan

Akhir pekan yang menggairahkan
Untuk berpacu dinamika
Pada pekan-pekan berikut

Hidup memang pacuan
Nafas dihirup dalam-dalam

Menjalari segenap saraf dan nadi
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Nafas dihembus lepas
Menyebar cinta dan kebaikan

Oh, hari-hari
dan malam-malam

Oh, pekan ke pekan
dan Desember ke Januari

Tambahlah kebajikan
Pada setiap tapak kaki

mereka dan kami yang berjalan..........................

(QM)

Takbir di Celah Kebencian

Media sosial belepotan
Sejak dini hari hingga larut malam

Susul menyusul fitnah  _hoax_
kebencian dan kemarahan

menenggelamkan tutur santun

Media sosial berucap lebih kotor
Kepada si pengucap kotor

Berkata dengan kebencian sempurna
Kepada yang dibenci

Menyebar fitnah dan _hoax_
Kepada si penista

Semua bertumpuk-tumpuk di medsos
Bagai gunung sampah

Baunya menyebar menyengat
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Dan,
di sekitar kaki gunung itu
Gaung takbir menggema

Dari mulut para pengawal

Teologi berganti rupa
Bagai pedang tajam

Siap menebas memenggal
Medsos yang banjir fitnah dan _hoax_

Dijaga ketat dengan teologi garang

Allahu Akbar...Allahu Akbar...Allahu Akbar
Ada gamang di tengahnya

..... keberanian dan ketakutan...
Kenekatan dan kepengecutan...

Mengalir di media sosial
Di celah-celah takbir....

(QM)

Burung Gereja dan Si Mamat

Di salah satu ventilasi mesjid itu sudah sejak lama menjadi tempat 
singgah dan bertengger  seekor burung gereja. Setiap singgah, burung 
gereja itu membuang kotorannya yang jatuh di lantai mesjid tempat 

kaum muslimin bersujud. Takmir (pengurus) mesjid dengan sabar dan 
tulus membersihkan najis itu, seraya menikmati cuitan burung gereja 
itu dari ventilasi di atas kepalanya. Baginya, kotoran burung gereja itu 

bukan simbol permusuhan, melainkan dinamika hidup bersesama.
Jemaat Nasrani yg sedang khusuk melakukan kebaktian, sedikit 

dikagetkan oleh lemparan batu kecil ke pintu gereja. Sekuriti gereja 
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bergegas menengok ke balik pagar gereja dan melihat si Mamat, anak 
kecil keluarga muslim tetangga gereja, bermain batu krikil. Dengan 

senyum lebar, sekuriti gereja menyapa si bocah: "Mat, sedang main apa 
kamu, sayang?"

"Lempar2 batu, om John!"
"Wow, kena kepalaku, sayang" sekuriti itu berpura².

"Oohhh, haa...haa, maaf om .."
Lemparan batu di Mamat, bukan tanda peperangan baru dimulai. 

Si Mamat adalah dinamika kehidupan, kata hati John.
Pak Ishak, engkau adalah burung gereja itu, yang senang bertengger 

di ventilasi masjid dan membuang kotorannya, jatuh ke lantai 
mesjid tempat kaum muslimin bersujud, dan kotorannya bukan 

simbol permusuhan. Pak Ishak, engkau adalah si Mamat, yg ulahnya 
mengagetkan jemaat yang melakukan kebaktian, tapi krikil yang 

dilemparkannya bukan tanda peperangan dimulai.
Pak Ishak, engkau adalah takmir masjid itu..., engkau juga adalah 

sekuriti gereja, yang menanggapi dinamika kehidupan dengan kesabaran 
dan kearifan.

Pak Ishak, engkau adalah sahabatku sekaligus guruku, yang mengajariku 
perlunya mengganti dua kosakata yang penting ke dua kosakata yang 

lebih penting. Engkau bilang: toleransi sudah tidak cukup, harus 
diganti dengan akseptasi: yakni menerima perbedaan, tak sekedar 
mentoleransinya. Engkau juga bilang: hidup bersama-sama, harus 
diganti dengan hidup bersesama, yakni selalu mencari persamaan-

persamaan di tengah perbedaan-perbedaan manusia.

Selamat jalan burung gerejaku, selamat jalan si Mamatku, selamat jalan 
takmir mesjidku, selamat jalan, sekuriti gerajaku..

Engkau pergi dengan kasih sayang dan pemaafan dari kami semua.
FAUB, FKUB, Fordos dan banyak lagi yang lain pasti merasa kehilangan 

dengan kepergian bapak.
Pak Ishak,
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Kita hanya berpisah di sini dan pasti akan bertemu di sana..
Tidak mustahil mereka yang jauh lebih muda akan segera lebih dulu 

menyusul bapak.
"Kita milik Allah dan kita semua adalah orang-orang yang sedang 

pulang kepada-Nya".

(QM)
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