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PENGANTAR EDITOR

Realitas Islam dewasa menghadirkan tiga bentuk fenomena: 
pertama, Islam sebagai sebuah doktrin; kedua, Islam dengan doktrinnya 
masuk dan berproses kedalam masyarakat dan mewujudkan diri 
dalam konteks sosial dan kultural , ketiga, tatkala Islam menjadi 
sebuah fenomena politis dalam lembaga-lembaga negara, sumber 
legitimasi dan aktivisme politik.  Sejak akhir 1990-an Islam telah 
menjelma dalam sejumlah wujud dan bentuk diantaranya republik 
Islam, gerakan Islam, hingga organisasi atau kelompok oposisi ilegal.

 Secara geografis keberadaan Islam memasuki usia 15 abad telah 
terbentang dari semenanjung Arabia, meluas ke Asia Tengah hingga 
Tenggara, dari Afrika Barat menyebar ke Eropa hingga Amerika. 
Akhirnya Islam ‘kembali’ mempunyai wujud dalam masa. Sebagai 
sebuah model kajian, kawasan Islam sekalipun baru muncul pasca 
PD II, namun dinamika kajiannya tidak lagi berpusat pada sentralistik 
sebuah wilayah saja. Celakanya masih saja ada bahkan masih banyak 
sejarawan Barat bahkan Islam cenderung melihat Islam (dunia 
Islam) hanya dari sudut pandang “Islam Pusat” (great tradition) atau 
Islam murni seperti di Timur-Tengah, sedangkan “Islam Pinggiran” 
seperti Indonesia atau “Islam minoritas” di Barat Eropa dan Amerika 
atau Korea tidak dipandang atau belum disadari bahwa dalam 
keminoritasan itu terdapat spektrum-spektrum melihat  politik Islam 
di masa depan. Di saat yang bersamaan Timur-Tengah atau yang 
dianggap “Islam Pusat” sebelumnya, justru masih disibukkan dengan 
produksi dinamika demokrasi yang ditandai dengan fenomena Arab 
Spring dengan segala pelik yang menyertai. 
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Revivalisme Islam tentu tidak muncul dalam ruang yang hampa, 
ia hadir dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, diantaranya penolakan 
terhadap rasionalisasi, upaya mengatasi tekanan modernisasi, 
gerakan anti imperialis dan hegemoni, serta rekonstruksi terhadap 
doktrin agama itu sendiri. Ketika Islam tidak lagi dimaknai sebagai 
sebuah doktrin semata, semakin menyadari bahwa bahasan tentang 
Islam bersifat religius sekaligus politis. Islam kini tidak hanya sebuah 
keyakinan yang mengilhami kesalehan seseorang serta suguhan 
makna akan pentingnya hidup saat ini dan setelah mati, kini Islam 
menjadi ideologi pandangan dunia yang menginformasikan politk 
umat Islam, tidak berlebihan jika dikatakan pemerintah, penguasa, 
menggunakan agama untuk basis legitimasi, kebijakan serta 
tindakannya. Alhasil aktivisme politik dan sosial memproduksi ruang-
ruang perdebatan baru, sarat dengan penafisran, kontroversial dan 
juga akomodasionis disisi lain. Menariknya tiap-tiap negara memiliki 
respon yang berbeda dalam memaknai dan mewujudkannya. 

Berangkat dari dinamika itu, buku ini dihadirkan, Islam dan 
politik menjadi topik-topik utama dalam pembahasan tiap bagian 
dari buku ini. Berlatar pada sketsa empirik di beberapa negara, buku 
ini mewakili tiga representasi karakteristik Islam, diantaranya Mesir, 
Iran dan Turki mewakili kawasan great tradition atau Islam sebagai 
sumber aktivisme politik. Indonesia, negara dengan mayoritas 
pemeluk Islam terbesar di dunia, sedangkan Korea dan beberapa 
negara di Eropa Barat serta Amerika Serikat dihadirkan sebagai 
realitas minoritas Muslim. 

Buku ini adalah referensi utama bagi pembelajaran mata kuliah 
Politik Islam II (empirik) yang disajikan di Jurusan Ilmu Politik UIN 
Alauddin Makassar, selayaknya kumpulan tulisan buku ini mungkin 
belum memberikan pemahaman yang utuh dalam memahami Islam 
Politik atau Politik Islam tetapi karya ini perlu dilihat sebagai suatu 
gerakan bersama yang menjadi pembeda dari yang sebelumnya 
sekaligus spirit ini diharapkan menjadi motivasi mahasiswa dalam 
memahami kajian-kajian politik Islam empirik  lebih luas lagi.

 Demikianlah racikan buku ini selamat membaca, semoga 
bermanfaat!
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SYARIAH DAN SISTEM 
POLITIK IRAN
Oleh: Febrianto Syam

Pendahuluan
Kajian mengenai dunia Islam modern, saat ini menjadi salah-satu 

isu hangat yang patut untuk diperbincangkan dalam kurun waktu 
terakhir ini. Berbagai pembaharuan mengenai pandangan dunia 
tentang Islam, baik dari sudut pandang politik, konteks hukum 
maupun sistem pemerintahan yang dianut di suatu negara telah 
menjadi sebuah pilihan yang patut untuk ditelusuri, mengingat 
bahwa saat ini politik umat Islam sering diartikan oleh dunia Barat 
sebagai revivalis Islam dan mendapat tudingan-tudingan minor, 
sebagai gerakan radikalis Islam, militan Islam, fundamentalis Islam 
dan pemahaman terakhir ini yakni teroris Islam yang menjalar ke 
seluruh belahan dunia.

Dalam konteks nation-state, pembaharuan mengenai kajian 
dunia telah menjalar ke berbagai negeri, baik negeri yang mayoritas 
Muslim maupun ke negeri-negeri Muslim lainnya yang secara 
politis menggunakan struktur dan sub-struktur warisan Barat. Di 
dalam struktur hukum misalnya, penegakan hukum Islam (Islam law 
enforcement) diperjuangkan agar tampil sebagai salah satunya hukum 
negara dalam menghilangkan kesan dikotomis hukum Islam vis-à-vis 
hukum Barat. Malahan terkadang perjuangan tersebut dimapankan 
secara transplacement yang bersifat revolusioner1. Representasi yang 

1 S. P. Huntington, The Class of Civilization, (Itacha: Cornell University Press, 
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paling tepat dalam kasus ini adalah fenomena pembaharuan hukum 
Islam dan sistem pemerintahan Islam yang terjadi di Iran dalam 
rentang waktu separuh abad belakangan ini.

Revolusi kaum Mullah Iran 1979 telah mengkudeta Reza Syah 
Pahlevi dan selanjutnya dibawah kekuasaan kaum Mullah, Iran 
memberlakukan hukum Islam mazhab Ja’fari dengan mematok 
harga mati sebagai satu-satunya hukum yang berlaku di Republik 
Islam Iran yang mereka dirikan pasca revolusi 1979. Sebagai catatan 
pembaharuan hukum Islam dan perubahan sistem pemerintahan di 
negara Iran adalah sekaligus pembaharuan kebijakan politik yang 
mempunyai political will dan political act untuk memberlakukan 
hukum Islam dalam suatu sistem pemerintahan modern yang dikenal 
dengan pemerintahan wilayah al-faqih.

Republik Islam Iran adalah sebuah negara yang telah melalui 
serangkaian rentang sejarah yang cukup panjang. Di masa lalu (mulai 
dari abad VI SM), Iran (dulu dikenal dengan nama Persia) merupakan 
salah satu imperium terbesar di dunia selain Romawi. Selama itu 
pula bangsa yang paling berperadaban dalam sejarah. Sejak dahulu, 
bangsa Iran termasuk bangsa yang diperhitungkan dalam kancah 
perpolitikan dan peradaban dunia. Silih berganti dinasti menguasai 
dan memerintah bangsa Iran selama lebih kurang 25 Abad, namun 
tetap saja tidak menghilangkan pengaruh bangsa Iran dalam hal 
kebudayaan dan peradaban. Hal ini menurut Mehdi Bakhtaj, diresapi 
oleh masyarakat Iran dan akhirnya sangat mempengaruhi tingginya 
semangat kebangsaan dan nasionalisme bangsa Iran2.

Dalam peta dunia Islam, Iran merupakan representasi kawasan 
Persia dengan penduduk mayoritas menganut paham Syiah 
Imamiyah. Paham Syiah Imamiyah mendapat tempat yang istimewa 
sebagai mazhab resmi negara sejak berdirinya dinasti Safawi 
(tahun 1501)3. Sejak itulah, ajaran Syiah Imamiyah memberikan 
pengaruh secara dominan dalam struktur sosial dan kehidupan 

1990), h. 25. Ia melihat adanya dua cara untuk melakukan pembaharuan. Pertama, secara 
Replacement, yaitu pembaharuan yang bersifat bertahap dan evolutif. Kedua, secara 
Transplacement, yaitu pembaharuan yang bersifat mendadak, serentak, dan bersifat 
revolusioner.

2 Mehdi Bakhtaj. Farange Islme fi Iran. Teheran: Maktabah Syenokhe, 2003
3 ICRO, Iran the Cradle of Civilization. Jakarta: Kedutaan Besar Republik Islam 

Iran, 2009
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masyarakat Iran. Mazhab Syiah Imamiyah semakin memperlihatkan 
pengaruhnya pada bangsa Iran, khususnya pasca terjadinya Revolusi 
Islam Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini dan 
berhasil menggulingkan dinasti Pahlevi dan menggantinya dengan 
bentuk Republik Islam dan sistem Wilayat al-Faqih (Vilayate el-faqeh) 
sebagai sistem pemerintahannya yang diadopsi dari sistem imamah 
dalam keyakinan syiah imamiyah.

A. Revolusi Iran
Sebelum terjadinya revolusi Islam di Iran, ada empat dinasti 

besar yang pernah berkuasa penuh, yaitu Dinasti Safawi (1501-
1750), Dinasti Zand (1750-1779), Dinasti Qajar (1785-1925) dan 
Dinasti Pahlevi (1925-1979). Dinasti Safawi merupakan peletak 
dasar bagi suatu negara Persia modern dengan salah satu rajanya 
yang termasyur yaitu Raja Ismail Safawi. Pada masa ini pula 
untuk pertama kalinya mazhab Syi’ah Itsna ‘Asyariyah (Syi’ah 
Duabelas Imam) menjadi dasar resmi negara. Kekuasaan dinasti 
ini berakhir pada tahun 1722 dan digantikan dengan Dinasti Zand 
yang berakhir 1779. Kemudian digantikan lagi oleh Dinasti Qajar, 
hingga terjadinya revolusi konstitusional oleh aliansi para pedagang, 
ulama dan intelektual yang menuntut dibentuknya suatu parlemen 
(Majelis) untuk menghubungkan rakyat dengan raja. Dinasti Qajar 
ini pun runtuh pada 1925 yang disebabkan beberapa faktor seperti 
lemahnya pemerintahan pusat, terjadinya pemberontakan lokal, 
terjadinya Perang Dunia I dan menguatnya pengaruh Inggris di 
Iran. Setelah Dinasti Qajar runtuh berdirilah Dinasti Pahlevi, yang 
disinyalir merupakan rekayasa Amerika Serikat dan Inggris. Reza 
Syah sebagai rajanya merebut kekuasaan dari Perdana menteri pada 
waktu itu yaitu Zia ed-Din Tatabai. Pada tanggal 17 Desember 1941, 
Mohammad Reza Pahlevi (Anak Reza Syah) naik tahta dan menjadi 
Shah Iran terakhir4.

Hilangnya kekuasaan yang dimiliki oleh Reza Pahlevi, 
diakibatkan karena kebijakan-kebijakan yang diambil olehnya 
seringkali mendapat kecaman dari masyarakat dan tokoh ulama 

4 Riza M Shibudi. Biografi Politik Imam Khomeini. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama: 1996)



4 POLITIK ISLAM EMPIRIK

Iran termasuk Khomeini (seorang ulama yang sangat populer dan 
berkharisma di Iran). Pada tahun 1963-1964 Ayatullah Khomeini dan 
beberapa tokoh agama lainnya memimpin demonstrasi menentang 
kebijakan “Revolusi Putih” yang digulirkan oleh Reza Pahlevi. 
Awal kejatuhan Syah Pahlevi adalah ketika Ayatullah Khomeini 
difitnah oleh Menteri Penerangan Darius Hamayan melalui surat 
kabar Ettla’at pada bulan Januari 1978 yang menyatakan bahwa 
Khomeini dibayar oleh dinas rahasia Inggris untuk melawan Rezim 
Syah. Pernyataan tersebut menyulut demonstrasi besar-besaran 
di Teheran selama dua hari. Kemudian tanggal 8 September Syah 
memaklumatkan Undang-Undang Darurat Perang, selama 6 bulan 
yang ditentang oleh pihak oposisi dengan menewaskan 4000 jiwa. 
Keadaan Iran yang semakin memburuk memaksa Syah Pahlevi untuk 
meninggalkan Iran pada Januari 1979. 

Pada tanggal 1 Februari 1979, Khomeini kembali ke Iran dari 
tempat pembuangannya, Perancis5. Kenyataan ini pula membuat para 
ulama Iran dan generasi-generasi mudanya ingin merubah ke arah 
masyarakat yang lebih baik. Maka dibentuklah Republik Islam Iran 
berdasarkan referendum. Dari para pemilih 98,2% memilih Republik 
Islam6. Dengan munculnya revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh 
Ayatullah Uzma Ruhullah Imam Khomeini, dikategorikan saat ini 
masuk dalam rentetan salah satu revolusi terbesar dalam peristiwa 
bersejarah di dunia. Hal ini disinyalir, bahwa selain revolusi Islam 
Iran, Dunia pula telah mengenal istilah revolusi lainnya seperti 
revolusi Kuba (1952-1958), revolusi Amerika (1775-1783), revolusi 
Perancis serta revolusi lainnya yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Menurut Michael Adam, revolusi Islam Iran yang terjadi pada 
tahun 1979 telah menyebabkan Iran secara bertahap mengembangkan 
sistem demokrasinya, perubahan politik secara radikal yang terjadi 
dalam kurun waktu tahun tersebut, menandai berakhirnya sebuah 
rezim otoriter sekuler. Menurut John L Esposito, demokrasi yang 
berkembang di Iran bukanlah berdasar pada kedaulatan rakyat secara 
penuh, melainkan kedaulatan rakyat yang tunduk pada hukum 

5 Imam Khomeini. 2001 dalam John L. Esposito, ed. (Ensiklopedia Oxford. Volume 
1. Bandung: Mizan: 2001), h. 340.

6 Humas Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta. Undang-Undang Dasar 
Republik Islam Iran. h. 15.
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Tuhan melalui fuqaha (para ahli hukum Islam). Kedaulatan rakyat 
yang dibimbing dan diarahkan para ahli agama7. Republik Islam Iran 
buatan Ayatullah Khomeini yang berdiri sampai sekarang merupakan 
penggabungan antara demokrasi dan teokrasi. Hal ini tidak terlepas 
dari peran Syi’ah yang merupakan mazhab resmi Negara khususnya 
Syi’ah Imam Duabelas. Doktrin Syi’ah mengajarkan, bahwa 
apabila tidak ada penguasa yang adil (Imam ke Duabelas) maka 
masyarakat akan dibimbing oleh hukum Islam itu sendiri. Sebagian 
besar literatur tentang demokrasi menegaskan beragamnya konsep 
dan praktik demokrasi. Ini untuk mengatakan bahwa konsep dan 
praktik demokrasi sebenarnya tidak tunggal. Unsur-unsur dasar 
itu pula-lah dipengaruhi, dibentuk dan diperkaya oleh kultur dan 
struktur yang ada. Dengan kata lain, konsep dan praktik demokrasi 
digerakkan pula oleh konstruk sosiologis dan budaya masyarakat 
setempat. Dalam setiap negara manapun, nilai-nilai demokrasi akan 
berkembang sesuai dengan bantuan sosial-budaya masyarakatnya. 
Begitu pula dengan demokrasi yang di Iran, yang masyarakatnya 
sebagian besar menginginkan demokrasi “Islam”. Karena uniknya, 
di negara tersebut menggabungkan kedaulatan masyarakat di tangan 
presiden serta dengan kedaulatan Tuhan di tangan faqih8.

Keberhasilan revolusi Islam Iran pada tanggal 11 Februari 
1979 adalah sebuah deskripsi dramatis bagi semangat kebangkitan 
Islam militan di bekas kerajaan Persia tempo dulu. Keberhasilan ini 
pula, tidak saja membuat miris rezim semi-feodal di dunia Arab, 
namun juga menimbulkan kekhawatiran besar bagi dunia barat. 
Tergulingnya Shah Iran menyesakkan dada penguasa semi-feodal 
di negara-negara Timur-Tengah yang menganggap Shah sebagai 
pelindung mereka. Pasca penarikan pasukan Inggris dari kawasan 
itu, Iran menjadi “Posko-Luar” bagi imperialisme Amerika di kawasan 
Timur-Tengah, sembari saat itu, Shah Iran juga mengukuhkan diri 
sebagai gendarme (polisi) bagi negara-negara Arab konservatif yang 
menyambut seluruh kebijakan Shah dengan antusias walaupun 
mayoritas kebijakan tersebut sangat pro-Israel. Bagi dunia barat, 

7 John  L Esposito dan John O Voll. 1999. Demokrasi di Negara-Negara Muslim: 
Problem dan Prospek, terj. Rahmani Astuti. (Bandung: Mizan : 1999), h.81

8 Faqih merupakan seorang muslim yang sudah mencapai tingkat tertentu dalam 
Ilmu dan kesalehan.
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terutama Amerika, revolusi Iran merupakan petaka besar dan momok 
yang menakutkan bagi langgengnya kekuatan dan kekuasaannya 
di negeri para Mullah tersebut. Berbagai kebijakan yang bersifat 
konfrontatif dengan negara Amerika Serikat dan sekutunya, beserta 
aliansinya dengan Israel yang ditampilkan sang deklarator, pasca 
Revolusi yang dicetuskan oleh Ayatollah Ruhullah Khomeini sebagai 
pengejawantahan dari cita-cita dasar rakyat Iran.9

Melalui peristiwa revolusi Islam Iran yang terjadi pula, apabila 
ditinjau dari aspek pergerakan kebangkitan kaum Islam militan, 
hingga mampu merebut  kekuasaan dari genggaman rezim diktator 
tanpa sedikitpun meneteskan darah rakyat. Perubahan sistem politik 
Iran dari monarki yang turun temurun menjadi republik Islam 
melahirkan sifat pemerintahan dan kepemimpinan dalam masyarakat 
Muslim yang didasarkan pada konsep Vilayat-e-Faqih (perwalian 
oleh pemimpin keagamaan tertinggi). Konsep ini berakar dari teori 
Syi’ah tentang legitimasi politik dan konsep Imamah. Menurut teori 
ini, Ali ibn Abi Thalib dan keturunannya dari pernikahannya dengan 
Fathimah binti Muhammad merupakan wali yang sebenarnya dalam 
memimpin baik dalam bidang politik maupun dalam bidang spiritual 
umat Islam yang sah (Hunter, 2001). Jadi menurut kaum Syi’ah selain 
keturunan Ali ibn Abi Thalib tidak berhak untuk memimpin umat 
Islam. 

Ajaran Syi’ah merupakan ujung tombak bagi gerakan protes 
sosial dan politik. Ini berkaitan erat dengan asas-asas doktriner 
seperti imamah, valayat, dan ijtihat. Seperti diketahui bahwa perbedaan 
fundamental antara muslim Sunni dan Syi’i adalah pada doktrin 
Imamah Syi’i yang berbeda dengan khilafah Sunni. Khalifah adalah 
pengganti Nabi yang terpilih dan dipilih. Khalifah menggantikan 
kepemimpinan politik dan militer tetapi tidak pada kewenangan 
religi Muhammad. Sebaliknya, menurut Syi’i kepemimpinan umat 
adalah hak Imam, yang meski bukan seorang Nabi, memperoleh 
ilham Ilahi, suci dari dosa, tidak bisa salah, dan pemimpin religio-
politik.10

9 Asghar Ali Engineer, Devolusi Negara Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar:2000)
10 Ardison Muhammad, Iran, (Surabaya: Liris: 2000)
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Di bawah ini beberapa peristiwa penting yang melatarbelakangi 
timbulnya gerakan revolusi Islam Iran pada tahun 1979, antara lain, 
sebagai berikut: 

1. Peristiwa Perayaan Terbentuknya Kerajaan Persia. 
Perayaan ulang tahun ke 2.500 tahun pendirian pertama kerajaan 

Persia oleh Cyrus pada tahun 550 SM yang dikonsentrasikan di 
Persepolis pada oktober 1971, ternyata menyisakan penderitaan 
yang sangat dahsyat bagi rakyat Iran. Pesta ini dilakukan selama tiga 
hari yang menelan ratusan juta dollar dengan suguhan minuman 
keras dan makanan-makanan serba mewah yang dihidangkan oleh 
koki-koki yang didatangkan dari Paris. Pesta megah yang diadakah 
di wilayah propinsi Baluchistan, Sistan dan Fars untuk penduduk 
asing berbanding terbalik dengan realitas kondisi masyarakat disana 
yang bukan hanya tidak dapat ikut serta dalam perayaan itu, tetapi 
malah sebagian mereka menderita kelaparan. Dana yang digunakan 
untuk pesta tersebut diambil dari kas negara yang merupakan hasil 
jual minyak negeri Iran. Pendapatan minyak yang meningkat justru 
menciptakan tekanan sosial yang akhirnya menimbulkan kisruh 
yang cukup dahsyat sekaligus menggusur kekuasaan Shah Iran. 
Keuntungan yang diperoleh dari minyak didistribusikan secara 
tidak adil dan terkonsentrasikan pada beberapa kelompok saja dan 
kenyataannya kemewahan yang mereka tampilkan secara terang-
terangan untuk melegitimasikan simbol modernisme.

Sebagai catatan kritis, bahwa revolusi minyak di awal dekade 
tujuh puluhan telah menciptakan ketegangan sosial yang sangat 
mengkhawatirkan di Iran. Di satu sisi, revolusi ini mengganggu 
pola ekonomi tradisional masyarakat dan mengakibatkan bencana 
ekonomi bagi warga yang mata pencahariannya dari hasil pertanian. 
Di sisi lain, revolusi ini juga menyebabkan hanya beberapa 
gelintir orang yang merasakan nikmat melimpah ruah dari proyek 
perminyakan ini dan lebih menyakitkan lagi, kehidupan mereka 
penuh dengan kemewahan dan bergaya modern ala kebaratan.
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2. Pembentukan Partai Sosialis Restakhiz tahun 1974. 
Sebelum Shah memerintahkan pendirian berbagai partai, 

diantaranya Partai Kebangsaan dan Partai Iran Baru. Namun pada 
tahun 1974, Partai Sosialis Restakhiz, hasil bentukan Shah merupakan 
satu-satunya partai pemerintah di Iran. Seluruh rakyat wajib 
bergabung dengan partai tersebut dan bila ada yang menentang 
maka akan dikenai hukuman untuk meninggalkan negara Iran. 
Partai ini berazaskan tiga prinsip, yaitu berdasarkan undang-undang 
pemerintahan kerajaan, revolusi Shah dan rakyat. Hal ini tentunya 
menyakitkan hati para Mullah dengan segera mengumumkan 
perlawanannya terhadap partai bentukan Shah Iran ini dan 
mengeluarkan fatwa haram untuk bergabung dengan partai tersebut. 

Sikap “Anti Profiteering” yang diterapkan oleh partai ini akhirnya 
mengakibatkan beban pajak yang sangat berat harus ditanggung 
oleh rakyat, terutama para pedagang dan pelaku ekonomi. Bagi 
yang menentang bahkan ada dipenjara. Hal ini tidak saja berakibat 
pada anjloknya ekonomi rakyat sehingga memicu kemarahan kaum 
pedagang yang tersingkirkan, tetapi juga berdampak buruk bagi 
situasi politik di dalam negeri.

3. Peristiwa Pergantian Kalender Hijriah dengan Kalender 
Kerajaan. 
Kemarahan penduduk muslim Iran semakin memuncak ketika 

di penghujung 1976, pemerintah menggantikan kalender Islam 
Hijriah dengan kalender kerajaan. Keputusan itu diambil oleh 
dewan permusyawaratan dan senat dalam acara peringatan hari 
lahirnya Reza Khan. Perhitungan kalender tersebut dimulai sejak 
didirikannya kerajaan Archaemenid pada 529 SM. Peristiwa yang 
terjadi kemudian adalah dalam semalam tahun di Iran berganti dari 
tahun 1355 menjadi 2535. 

4. Peristiwa Syahidnya Ayatollah Mustafa Khomeini secara 
misterius. 
Syahidnya Ayatollah al-Hajj Sayyid Mustafa Khomeini pada 23 

Oktober 1977 di Najaf, Irak, kembali menyulut gelora perjuangan 
yang selama ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mustafa 
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Khomeini adalah putra sulung Ayatollah Ruhullah Khomeini yang 
menggelorakan semangat perjuangan komunitas muslim Iran 
untuk meruntuhkan sistem pemerintahan kerajaan. Gelora tersebut 
semakin membara setelah Koran Ettelaat memuat tulisan artikel 
yang menghujat Imam Khomeini dan kalangan ulama secara umum. 
Masyarakat muslim menggelar aksi demonstrasi besar-besaran 
memprotes isi artikel Koran Ettelaat. Namun aksi tersebut dibalas 
oleh tentara pemerintah dengan mambantai warga kota Qom.

Dalam sejarah bangsa Iran, keterlibatan ulama dalam 
pemerintahan bukanlah hal baru. Pada periode Syafawi (1501-1722) 
kaum ulama yang menyatakan diri sebagai turunan langsung dari 
Imam selalu mendapatkan jabatan dalam administrasi pemerintahan. 
Pada masa Dinasti Qajar (1785-1825) perilaku mereka berbalik sama 
sekali menjadi protes menentang apa yang mereka lihat sebagai 
pelanggaran terhadap keadilan Imam. Namun pada masa rezim 
Pahlevi berkuasa (1925-1979). Setelah 30 tahun tidak terlibat dalam 
aktifitas sosial politik dan tidak dilibatkan sama sekali, maka elit 
ulama mengajukan tuntutan keras terhadap perlunya keterlibatan 
kaum cendekia religius dalam hal politik. Meski aktifitas para ulama 
dikekang, Namun pada masa kekuasaan Shah Pahlevi gerakan 
pembaharuan agama telah tumbuh subur yang dinahkodai oleh 
para ulama. Gerakan berbasis ideologi syi’ah ini mulai bersemi sejak 
tahun 1950-an hingga terjadinya revolusi Iran.11

5. Peristiwa Ekstradisi Ayatollah Ruhullah Khomeini. 
Hasil pertemuan Menteri Luar Negeri Iran dan Irak di New York 

menetapkan bahwa Imam Khomeini harus dikeluarkan dari Irak. 
Pada tanggal 24 September 1978, rumah sang Imam di Najaf dikepung 
oleh tentara Irak. Pengepungan tersebut memicu kemarahan umat 
Islam di Iran, Irak, dan negara-negara lainnya. Pada 4 Oktober 1978, 
Khomeini berencana menuju ke Kuwait, namun atas desakan rezim 
Shah Iran maka pemerintah Kuwait menolak kehadiran Imam di 
negaranya. Pada 6 Oktober 1978, Imam Khomeini hengkang ke Paris, 
Perancis di sebuah pinggiran desa kecil Neauphle-le-Chateau. Dia 
tinggal di rumah salah seorang warga Iran, Sayyid Askari. Selama 

11  Ardison Muhammad, Iran, (Surabaya: Liris: 2000)
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tinggal di Perancis, semangat memperjuangkan cita-citanya terus 
menggelora meski harus meninggalkan tanah kelahirannya. Di 
negeri asing dia rancang strategi juang demi kemuliaan suara dan 
hak rakyat Iran yang selama ini dipenjara dalam istana monarkhi. 
Dari negeri Perancis, sang komandan mengumandangkan semua 
penderitaan dan ketertindasan masyarakat Iran kepada dunia serta 
mengatakan apa yang sedang terjadi di bumi Iran. Secara garis 
besar revolusi Iran yang terjadi, tentunya tidak lepas dari campur 
tangan dari pihak lain. Sisa-sisa pengaruh dari Syah Reza Pahlevi 
yang berkuasa selama beberapa dekade di tanah Persia, membuat 
tokoh politik Iran harus ekstra waspada terhadap sisa sisa pengaruh 
Shah. Namun secara garis besar salah satu perbedaan mencolok 
antara Iran pra dan pasca revolusi adalah kebijakan luar negeri dan 
diplomasinya terhadap negara-negara super power seperti Amerika 
Serikat, Inggris dan Rusia yang memiliki pengaruh besar terhadap 
kebijakan luar negeri Iran terutama mengenai cadangan minyak dan 
gas yang dimiliki oleh Iran disamping juga kebijakan Iran terhadap 
dunia Islam12. Inggris dan Rusia (Uni Soviet) bahkan sudah terlebih 
dahulu mencengkeram kekayaan Iran dengan kekuatan militer dan 
politiknya. Uni Soviet menguasai minyak Iran di bagian utara dan 
barat Iran, sedangkan Inggris menguasai minyak Iran di Khuzestan 
yang terkenal dengan ladang minyak Iran. Soviet sendiri mulai 
menduduki Iran untuk mengamankan minyak Iran pada tanggal 25 
Agustus sampai dengan 17 September 1941. Sedangkan Inggris mulai 
menguasai Iran dimulai dari ekspansinya di pelabuhan Abadan, 
tepatnya untuk mengamankan instalasi minyak Iran yang terletak 
di Kota Khuzestan.

Selama perang dunia kedua, dengan semakin kuatnya pengaruh 
Inggris dan Uni Soviet di beberapa kota pusat instalasi minyak 
Iran, akhirnya Shah Pahlevi mulai mendekati Amerika Serikat yang 
pada saat itu dipandang oleh dunia Internasional sebagai salah satu 
negara kuat di dunia. Pada gilirannya hubungan antara Iran dengan 
Amerika Serikat semakin baik ditandai dengan ditandatanganinya 
kerjasama Iran dan Amerika Serikat dalam membuat program 

12 Sir Ermest Satow, A Guide To Diplomatic Practice dalam Sukawarsini Djelantik, 
Diplomasi Antara Teori dan Praktik, (Yogyakarta : Graha Ilmu: 2008), h. 3-4



11SYARIAH DAN SISTEM POLITIK IRAN

pengembangan nuklir pada tahun 1950-an sebagai bagian dari 
program Atom untuk program perdamaian. Dari sinilah Iran mulai 
mengembangkan nuklirnya, sehingga negara Inggris dan Uni Soviet 
yang telah lama bercokol di tanah Persia dan perlahan-lahan mulai 
merenggut kedaulatan Iran membuat Ahmad Shah Qajar  penguasa 
terakhir dinasti Qajar dianggap oleh kalangan masyarakat Iran tidak 
mampu menghentikan Inggris dan Uni Soviet dalam merampas 
kedaulatannya. Puncaknya, pada tanggal 12 Desember 1925 Majelis 
Nasional menurunkan Ahmad Qajar dari singgasana kekuasaaan dan 
mengangkat Reza Pahlevi sebagai penguasa baru dinegeri Persia13. 
Pada tahun 1935, Reza Pahlevi mengumumkan kepada kedaulatan-
kedaulatan asing yang ada di Persia untuk menyebut Persia Kuno 
dengan nama baru, yaitu Iran.

Perjalanan politik yang dilakukan oleh Reza Shah Pahlevi, 
dipandang cukup gemilang, hal ini didasarkan peran politiknya 
dengan berusaha menjauhi cengkeraman Inggris dan Uni Soviet. 
Meskipun tenaga asing sangat dibutuhkan dalam proyek-proyek 
minyak Iran, namun Shah Pahlevi tetap berusaha untuk menghindari 
pemberian kontrak kerja sama kepada perusahaan-perusahaan 
Inggris dan Uni Soviet. Meskipun Inggris memiliki saham yang 
sangat besar di perusahaan Anglo-Iranian Oil Company dan 
menguasai sumber daya minyak Iran, Reza Pahlevi lebih suka untuk 
mendapatkan bantuan teknis dari pihak Jerman, Perancis, Italia dan 
negara-negara Eropa lainnya.

Perlahan-lahan, sistem perpolitikan di Iran menjadi semakin 
terbuka sehingga menjadikan partai politik semakin tumbuh subur 
di tanah Persia. Pada tahun 1944, pemilihan Majelis Nasional Iran 
merupakan pemilihan pertama yang dilakukan secara terbuka 
jika dibandingkan dengan pemilihan 20 tahun ke belakang. Akan 
tetapi, pengaruh dan dominasi asing, tetap menjadi isu yang sangat 
sensitif bagi semua kalangan masyarakat Iran. Pada tanggal 16 
September 1941, Muhammad Reza Pahlevi menggantikan ayahnya 
untuk memimpin Iran. Dia ingin melanjutkan kebijakan reformis 
ayahnya, akan tetapi Muhammad Reza Pahlevi mendapat seteru 

13 Jessup, John E. A Chronology of Conflict and Resolution, 1945-1985, (New York: 
Greenwood Press: 1989),h. 35
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politik yang sangat kuat dari seorang politisi profesional dan berjiwa 
nasionalisme tinggi yaitu Dr. Muhammad Mosaddegh yang telah 
berhasil menasionalisasi industri minyak Inggris. Pada tahun 1951 
Mosaddegh berhasil menjadi perdana menteri Iran setelah terpilih 
dalam sidang parlemen. Pada tahun 1954, Shah Pahlevi sempat pergi 
dari Iran karena memuncaknya perlawanan rakyat terhadap dirinya. 
Namun, tiga hari kemudian, dia berhasil merebut kembali tahtanya 
melalui kudeta terhadap pemerintahan Musaddeq yang dipilih oleh 
rakyat Iran. Kudeta ini didukung oleh AS sehingga infiltrasi AS 
dalam pemerintahan Shah Pahlevi sangat besar. Shah Pahlevi berhasil 
menguasai Iran kembali secara penuh dengan dibantu oleh Amerika 
Serikat. Dibawah kepemimpinan Shah Pahlevi, militer Iran saat itu 
termasuk salah satu militer yang memiliki kekuatan terbesar di dunia.

Pada tahun 1970-an, Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter 
mulai menekankan pentingnya menjaga hak asasi manusia kepada 
dunia internasional, termasuk terhadap Shah Pahlevi yang saat 
itu dalam pemerintahannya banyak terjadi pelanggaran HAM. 
Karena kedekatannya kepada Amerika Serikat, maka segala yang 
diperintahkan Amerika Serikat, selalu dilaksanakan dengan baik 
oleh Shah Pahlevi, walaupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan 
oleh Shah Pahlevi harus bertolak belakang dari keinginan hati nurani 
rakyat Iran. Seperti halnya dengan pemerintahan ayahnya, Rezim 
Shah Pahlevi dikenal dengan Otokrasinya, yang fokus terhadap 
Modernisasi dan Westernisasi dan mengabaikan nilai-nilai agama 
dan langkah-langkah demokratis dalam menjalankan konstitusi Iran. 
Akhirnya, oposisi Iran, baik dari kaum ruhaniawan, liberal, moderat 
dan seluruh elemen masyarakat Iran, baik yang berada di dalam 
maupun di luar negeri yang diasingkan oleh rezim syah mulai tidak 
menyukai Shah Pahlevi dengan membentuk organisasi perlawanan 
dan mengirimkan surat terbuka kepada Shah atas ketidakpuasannya 
terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Shah Pahlevi.

Setelah perjalanan luar negerinya ke Turki pada tanggal 2 
Juni 1934, Reza Shah mulai terpengaruh dengan pola pemikiran 
Mustofa kemal Attaturk yang sekuler. Pada saat itu, banyak rumor 
beredar di kalangan masyarakat tentang larangan memakai jilbab 
di sekolah-sekolah putri, meskipun tidak ada undang-undang yang 
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sah dalam pelarangan penggunaan jilbab tersebut. Pada tahun 
1928, Majelis Permusyawaratan Nasional mengesahkan undang-
undang yang meminta pakaian seragam untuk dikenakan oleh 
orang-orang Iran. Berdasarkan undang-undang tersebut, kaum 
laki-laki di Iran harus menggunakan pakaian ala Eropa. Bahkan di 
kantor-kantor pemerintahan, pejabat harus menggunakan pakaian 
ala Barat jika ingin tetap menjabat. Inilah alasan utama menurut 
para sejarawan asal mula diterapkannya kebijakan pelarangan jilbab 
di kalangan perempuan masyarakat Iran. Akhirnya masyarakat 
Iran marah. Puncaknya adalah naiknya harga minyak dan inflasi 
serta tidak meratanya pertumbuhan ekonomi masyarakat Iran14, 
ditambah lagi dengan sikap rezim Shah Pahlevi yang represif dan 
berkembangnya anggapan di tengah masyarakat Iran bahwa rezim 
Shah telah menjadi boneka Amerika Serikat dengan meluasnya 
sekularisme dan westernisasi di Iran. Pada saat yang sama, dukungan 
kepada Shah dari politisi dan media barat pun perlahan mulai 
memudar, terutama dukungan dari pemerintahan Jimmy Carter yang 
mulai meninggalkan rezim Shah Pahlevi. Rezim Shah dipandang 
sebagai rezim yang korup dan boros serta terlalu mengedepankan 
kepentingan Amerika Serikat ketimbang kepentingan rakyat Iran. 

Menghadapi perlawanan yang begitu dahsyat dari seluruh 
elemen masyarakat Iran, Muhammad Shah Pahlevi meminta 
dukungan kepada Amerika Serikat. Shah yakin, dengan kedekatannya 
dengan Amerika Serikat dan posisi yang strategis berbatasan 
dengan Uni Soviet (musuh Amerika Serikat pada perang dingin), 
dapat mengambil simpati Amerika Serikat yang kemudian dapat 
membantu Shah dari permasalahan dalam negerinya. Tapi sampai 
terjadinya Revolusi, Amerika tidak dapat berbuat banyak untuk 
Shah, karena rakyat Iran sudah bosan dengan kepemimpinan Shah 
yang begitu represif.

Demonstrasi melawan rezim Shah Pahlevi dimulai pada bulan 
Oktober 1977 yang kemudian berkembang menjadi kampanye 
perlawanan masyarakat terutama kaum ulama terhadap rezim 

14  Ervand Abrahamlan, Iran Between Two Revolution, (Princention University 
Press: New Jersye: 1982),h. 534-535.
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Shah Pahlevi15. Ulama pada masa rezim Shah Pahlevi sudah tidak 
dihargai sama sekali. Akibatnya, pada bulan desember 1978, terjadi 
pemogokan dan demonstrasi besar-besaran semakin melumpuhkan 
ekonomi dan politik Iran, yang berimbas pada Mohammad Reza 
Pahlevi harus meninggalkan Iran dan menjalani pengasingan pada 
bulan Januari 1979. Kemudian pada bulan berikutnya, pemimpin 
kharismatik Iran, Ayatullah Uzma Imam Khomeini, kembali ke 
Teheran setelah sebelumnya diasingkan oleh Syah Pahlevi ke Paris. 
Jutaan masyarakat Iran menyambut Imam Khomeini dengan penuh 
suka cita16. Kejatuhan dinasti terakhir Pahlevi pada tanggal 1 Februari 
1979, angkatan bersenjata Iran dan SAVAK menyatakan dirinya 
netral, setelah sebelumnya gerilyawan dan pasukan pemberontak 
mengalahkan tentara yang loyal kepada Shah dalam pertempuran 
jalanan. Iran secara resmi menjadi Negara Republik Islam, setelah 
sebagian besar masyarakatnya menyetujui melalui referendum 
nasional tanggal 1 April 1979.

B. Perubahan Sistem Pemerintahan Iran (Model Kerajaan 
ke Republik)
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pasca revolusi Islam 

Iran tahun 1979, bentuk pemerintahan Iran berubah dari monarki 
menjadi Republik Islam. Setelah revolusi, pada tanggal 20-30 Maret 
1979, Ayatullah Khomeini bersama Mullah yang lain melakukan 
sebuah referendum nasional untuk menentukan sistem politik dan 
bentuk negara dan sistem pemerintahan Iran yang sesuai dengan 
aspirasi rakyat Iran. Akhirnya 98,27% rakyat Iran setuju pada 
bentuk negara Republik Islam yang berdasarkan pada ajaran Syiah 
Imamiyah. 

Pada tanggal 1 April 1979, bentuk Republik Islam Iran disahkan 
sebagai bentuk negara dengan sistem Wilayat Al-faqih, sebagai bentuk 
pemerintahannya dan menganut pula Mazhab Syiah Imamiyah, 
yang dijadikan sebagai mazhab resmi negara dan ideologi negara17. 

15  muzegar, The Dynamics of The Iranian Revolutio, 1991, h. 9-12.
16 Ervand Abrahamian, History of Modern Iran, (Cambridge University Press, 

2008), h. 161.
17 Dalam pasal 12 ayat 1 Konstitusi Republik Islam Iran disebutkan; “Republik Islam 

Iran berdasarkan pada agama Islam mazhab Syiah Ja’fariyah 12 Imam …”. Lihat Kedutaaan 
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Dalam keyakinan Syiah Imamiyah, setelah Rasulullah SAW wafat, 
maka kepimpinan dilanjutkan oleh 12 Imam mulai dari Ali bin Abi 
Thalib hingga Imam yang terakhir yakni Muhammad bin Hasan Al-
Mahdi Al-Muntazhar. Dalam keyakinan Syiah Imamiyah, Imam yang 
terakhir ini mengalami kegaiban sugra selama 70 tahun, kemudian 
mengalami kegaiban kubra (mulai dari tahun 270 H) hingga akhir 
zaman. Oleh karena itu, dalam pandangan mazhab Syiah Imamiyah, 
Imam Mahdi masih hidup dan masih menjadi pemegang kekuasaan 
yang sah dan karena Imam Mahdi masih hidup maka lembaga 
Imamah juga masih tetap hidup18.

Selama penantian akan kemunculannya inilah, pemerintahan 
harus diisi oleh para fakih yang adil, berilmu dan saleh. Kepemimpinan 
Wilayat al-Faqih sebagai konsekuensi logis dari sistem Imamah dan 
ghaibah dipertegas dalam konstitusi Republik Islam Iran pasal 5: 

“Selama kegaiban Wali al-Asr (semoga Allah mempercepat 
kedatangannya) wilayah dan kepemimpinan atas umat berpindah kepada 
fakih yang adil dan saleh, yang sepenuhnya menyadari situasi dan kondisi 
zamannya, berani, cerdik serta memiliki kemampuan administratif” 19

Dalam hierarkhi kekuasaan sistem Wilayat al-Faqih, pemegang 
kedaulatan tertinggi adalah Allah swt., sedangkan pemegang 
Kekuasaan penuh adalah Imam Mahdi yang sekarang diyakini 
dalam masa gaib kubra dan wali fakih adalah pelaksana tugas selama 
kegaiban Imam Mahdi. Dalam struktur pemerintahan Wilayat al-
Faqih terlihat sintesa konsep demokrasi modern ala Barat dan sistem 
politik Imamah ala Syiah Imamiyah. Hal ini terlihat pada konsep 
trias politica dalam pelaksanaan pemerintahan serta mengakomodir 
sistem demokrasi melalui pemilihan umum atau referendum. Di 
samping itu, pengaruh sistem Imamah Syiah terlihat dengan jelas 
dengan sentralistik kekuasaan pada pemimpin spiritual.

Kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Wilayat al-Faqih 
dipegang oleh seorang fakih yang dinilai memiliki keunggulan dan 
dipercaya oleh negara dibandingkan fakih yang lainnya. Fakih yang 

Besar Republik Islam Iran, Konstitusi Republik Islam iran 1979. (Jakarta: Kedutaan Besar 
Republik Islam Iran: 2000). h. 7.

18 Riza Shihbudi. “Bahasa Politik dalam Mazhab Syiah: Kasus Wilayat al-Faqih” 
dalam Jurnal Islamika No. 5, Tahun 1994, h. 46.

19 Konstitusi Republik Islam Iran. h. 4.
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memegang kekuasaan ini disebut rahbar atau pemimpin spiritual. 
Jabatan ini dipegang seumur hidup kecuali kalau rahbar dinilai 
menyimpang oleh Majelis Ahli dari hukum Islam dan konstitusi, 
atau telah melakukan kejahatan besar dan melanggar konstitusi Iran. 
Rahbar pula berfungsi sebagai penentu akhir dari segala keputusan 
yang diambil serta dalam menyelesaikan segala konflik yang terjadi 
pada lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di bawahnya. Dalam 
konstitusi Republik Islam Iran diatur tentang 7 kewenangan rahbar, 
yaitu:
a) Mengangkat 6 orang fuqaha sebagai anggota Dewan Perwalian 

(Shiraye Nighaban),
b) Mengangkat dan memberhentikan pejabat Dewan Kehakiman 

Tertinggi Nasional (Mahkamah Agung),
c) Mengangkat dan memberhentikan kepala staf gabungan dan 

komandan Korps Garda Revolusi Islam (Pasdaran-e enqelan-e 
Islam),20

d) Membentuk Dewan Terttinggi Pertahanan Nasional,
e) Mengangkat komandan-komandan ketiga angkatan bersenjata 

asal usul Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional,
f) Menyatakan Perang dan Damai dengan negara lain,
g) Mengesahkan dan memberhentikan presiden.

Seorang ulama (fakih) yang bertugas memegang dan menjalankan 
kekuasaan di Iran, mesti memiliki tiga kemampuan, yaitu: 
a) Faqahah, yaitu seorang ulama harus sanggup melakukan istinbath 

hukum dari sumber-sumbernya dalam melakukan ijtihad.
b) ‘Adalah, yaitu memperlihatkan kepribadian yang bersih dari 

watak buruk, yang ditunjukkan dengan sikap istiqamah, saleh, 
dan religius dalam thariqat (jalan) dan syariat Islam. 

c) Kifa’ah, yaitu kemampuan memahami permasalahan umat, 
mengetahui ilmu yang berkenaan dengan pengaturan 
masyarakat, cerdas, matang secara kejiwaan dan rohani, karena 
ia adalah pemimpin umat.
Dalam konstitusi Republik Islam Iran, disebutkan dua kualifikasi 

utama seseorang sehingga dapat dianggap sebagai seorang fakih, 
yaitu: 

20 Bambang Cipto, Dinamika Politik Iran. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2004), h.11



17SYARIAH DAN SISTEM POLITIK IRAN

a) Berilmu dan bertakwa,
b) Memiliki kemampuan, keberanian, kekuatan politik dan sosial, 

serta memiliki kemampuan mengatur yang diperlukan sebagai 
seorang pemimpin.
Adapun tugas utama seorang ulama dalam kepemimpinannya 

adalah: 
a) Tugas menegakkan syiar Islam, yaitu seorang ulama harus 

memelihara, melestarikan dan menegakkan berbagai manifestasi 
ajaran Islam di tengah-tengah umat.

b) Tugas melawan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. 
Seorang ulama adalah mujahidin yang siap melawan musuh-
musuh Islam, bukan hanya dengan lidah dan penanya tapi juga 
dengan tangan dan dadanya.

c) Tugas bimbingan keagamaan, yaitu seorang ulama menjadi 
rujukan dalam hal fatwa halal-haram. Ia mengeluarkan fatwa-
fatwa berkenaan dengan hukum Islam,

d) Tugas dalam mempertahankan hak-hak umat, seorang ulama 
harus tampil membela kepentingan umat, bila hak-hak umat 
dirampas maka ulama harus berjuang mengembalikan hak-hak 
umat yang dirampas tersebut.

e) Tugas komunikasi dengan umat, yaitu ulama harus memiliki 
hubungan yang dekat dengan umatnya. 

f) Tugas intelektual, yaitu seorang ulama harus mengembangkan 
pemikiran sebagai rujukan umat,
Dalam sistem Wilayat al-Faqih dikenal juga pembagian kekuasaan 

dalam konsep trias politica. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh tiga 
lembaga yang memiliki tugas yang berbeda satu sama lain. Ketiga 
lembaga tersebut ialah: 
a) Majeles Shura-e Islami 
  Majelis ini berfungsi sebagai parlemen yang terdiri dari 270 

anggota yang dipilih langsung oleh rakyat untuk periode 4 tahun. 
Dalam majelis ini golongan minoritas seperti Zoroaster, Yahudi, 
Kristen, dan etnik Armenia mendapatkan jatah gratis 1 anggota.

b) Dewan Perwalian (Shiraya Nighaban). 
  Dewan ini mempunyai tugas utama untuk menjamin agar 

keputusan-keputusan parlemen tidak mengabaikan ajaran 
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Islam atau prinsip-prinsip konstitusi. Dewan Perwalian terdiri 
atas 6 orang fuqaha yang diangkat oelh rahbar dan 6 ahli hukum 
yang pakar dalam berbagai cabang hukum yang diusulkan oleh 
Dewan Kehakiman Tertinggi Nasional.

c)  Majelis Ahli (Majelse-e Khubreqan). 
  Tugas majelis ini hanyalah memilih dan memberhentikan 

rahbar, serta mengontrol rahbar dalam menjalankan tugasnya 
sebagai wakil dari Imam Mahdi. Majelis ini terdiri atas 73 ulama 
senior yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam sebuah 
sistem pemilihan umum sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan di Negara Iran dan Keberadaan Majelis ini didasarkan 
pula pada pasal 107 konstitusi Republik Islam Iran.
Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Ahli bermusyawarah 

selama kurun waktu seminggu setiap tahun dan dapat bertugas 
selama delapan tahun, yang tugasnya pula dapat menentukan 
kelayakan calon-calon presiden dan anggota parlemen lainnya. 
Majelis ini pula yang akan memilih mengenai jabatan Pemimpin 
Agung dan berkuasa untuk memecatnya.

Untuk kekuasaan eksekutif, kekuasaan tertinggi negara dalam 
sistem Wilayat al-Faqih ialah presiden yang masih berada di bawah 
garis kekuasaan rahbar. Adapun mengenai syarat-syarat seorang 
presiden, ialah mesti orang Iran ditinjau dari asal-usul maupun 
kebangsaannya, taat beribadah, serta mengikuti mazhab pemikiran 
resmi negara, Loyalitas presiden terhadap Syiah sebagai mazhab 
resmi negara juga ditegaskan pada sumpah jabatannya; 

… Saya akan melindungi mazhab pemikiran resmi negara ini …”.
Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam sebuah 

pemilihan umum untuk masa jabatan selama 4 tahun, dan hanya 
bisa dipilih kembali dalam kurun satu periode berikutnya. Walaupun 
presiden memegang kekuasaan eksekutif, akan tetapi dalam 
kebijakan-kebijakannya dapat pula ditolak oleh rahbar, jika rahbar 
memandang bahwa kebijakan presiden tersebut bertentangan dengan 
ajaran Islam dan konstitusi yang dianut oleh Republik Islam Iran.

Tanggung jawab sebagai presiden adalah memastikan konstitusi 
Negara tetap berjalan dengan semestinya serta menerapkan 
kekuasaan eksekutif, tanpa mencampuri koridor-koridor hukum 
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dari lembaga lainnya, seperti tidak berkuasa atas perkara-perkara 
yang dibawah oleh kekuasaan Pemimpin Agung.

Presiden berhak melantik dan mengepalai kabinetnya serta 
berkuasa penuh dalam membuat keputusan mengenai administrasi 
negara. Terdapat delapan wakil presiden dan dua puluh satu 
menteri yang ikut dalam membantu presiden dalam menjalankan 
adminsitrasinya dan mereka semua mesti mendapat persetujuan 
dari badan perundangan. Tidak seperti negara-negara lain, cabang 
eksekutif tidak memiliki kekuasaan dalam pasukan bersenjata, akan 
tetapi presiden Iran berkuasa melantik menteri pertahanan serta 
intelijen dengan mendapat persetujuan dari pemimpin agung dan 
badan perundangan.

Kekuasaan yudikatif tertinggi berada dipegang oleh Dewan 
Kehakiman Tertinggi Nasional atau Mahkamah Agung yang 
diangkat oleh rahbar sesuai dengan pasal 110 dalam Konstitusi 
Republik Islam Iran. Di bawah Mahkamah Agung ada pengadilan 
tinggi untuk wilayah provinsi dan pengadilan rendah untuk wilayah 
kota atau distrik tertentu. Untuk jaksa penuntut umum, hakim, dan 
kepala-kepala pengadilan harus berasal dari ahli-ahli hukum Syiah. 
Kecuali pada lembaga-lembaga hukum yang dikhususkan dalam 
penduduk non Syiah atau non Muslim, Maka jaksa dan hakimnya 
berasal dari ahli-ahli hukum dari mazhab atau agama masing-masing.

Menurut pasal 156 Konstitusi Republik Islam Iran, lembaga-
lembaga peradilan memiliki 5 fungsi utama, yaitu: 
a) Menguji dan memberikan keputusan berkenaan dengan 

dakwaan, pelanggaran, pengaduan perselisihan, serta hal-hal 
lain yang berkenaan dengan masalah-masalah hukum,

b) Memulihkan hak-hak publik atau rakyat dan meningkatkan 
keadilan dan kebebasan-kebebasan yang sah,

c) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan hukum dengan baik,
d) Melaksanakan hukuman serta memperbaiki orang yang bersalah 

untuk mendapatkan keadilan Islam,
e) Mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk mencegah 

tindakan kejahatan dan memperbaiki para pelaku kejahatan. 
Di samping itu pula, terdapat beberapa instrumen yang dikenal 

dalam sebuah pemerintahan suatu negara, di Republik Islam 
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Iran terdapat beberapa bentuk dewan yang menjadi ciri keunikan 
dalam sistem pemerintahan Islam di Iran, yaitu: 

a) Dewan Revolusi yang bertugas sebagai pasdaran atau pasukan 
pengawal revolusi.

b) Dewan politik dan ekonomi revolusi yang dihubungkan dengan 
mesjid-mesjid yang tersebar di seluruh Iran. 

c) Pemimpin agama yang ditempatkan di mesjid-mesjid yang 
berfungsi sebagai administrator lokal. Mereka bertugas 
menyediakan makanan, pakaian, dan bantuan lainnya kepada 
masyarakat yang tidak mampu, menjalankan pengadilan di 
tingkat lokal, mengumpulkan zakat dan humus, serta berfungsi 
sebagai pemimpin pasdaran lokal di daerahnya.
Sejarah garis besar keberadaan sistem pemerintahan Islam Iran 

tidak lepas dari sejarah perjuangan kaum muslimin yang dipimpin 
oleh seorang ulama besar, Ayatullah Rohullah Khomeini yang 
berasal dari keturunan Nabi Muhammad saw., seorang Imam yang 
sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk memperjuangkan 
nilai-nilai Islam yang telah terkikis oleh rezim kediktatoran dinasti 
Pahlevi dan penin-dasan oleh negara lain. 

Model pemerintahan Islam seperti Iran saat ini, tentunya sudah 
pernah diterapkan dan dilaksanakan pada masa Nabi Muhammad 
saw. dan di masa para Khulafah Rasyidin, dimana Nabi Muhammad 
saw. dan para penerusnya menjadi seorang Imam dan sekaligus 
pemimpin pemerintahan di masanya. Pemerintahan tersebut 
dibangun berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam sehingga pemahaman 
terhadap Islam tidak hanya terbangun cuman pada tingkat individu 
saja, melanikan menjalar hingga pada konteks sebuah masyarakat 
(negara) demi tetap tegaknya nilai-nilai syariat Islam21. 

Iran adalah suatu negara yang dilihat dari sejarah keberadaannya 
merupakan negara monarki yang dipimpin oleh seorang presiden 
diktator Reza Shah yang berkuasa dalam jangka waktu yang 
cukup lama. Pemerintahan yang dipegang dan dijalankan oleh 
seorang diktator tersebut menyebabkan penduduk Iran mengalami 
kesengsaraan, serta dimana rakyat diperbudak untuk kepentingan 

21 La Ode Machdani, Muh.Tamar dan Andi Murfhi. Pengaruh Agama dalam Sistem 
Pemerintahan Negara (Studi Kasus Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran), Jurnal Ilmu 
Pemerintahan. Volume 2, Nomor 2, Juli, 2009, h.145-154, ISSN 1979-5645
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sang penguasa yang bekerjasama dengan negara Amerika Serikat. 
Otoritas politik dan kekuatan dinasti Pahlevi yang mempunyai 
angkatan bersenjata cukup kuat, apalagi telah didukung oleh 
negara Amerika Serikat dibelakangnya sebagai negara adikuasa 
akhirnya runtuh juga melalui revolusi. Di samping ideologi dan 
kepemimpinan Khomeini, tidak dapat diabaikan pula, bahwa 
sepanjang sejarah berkuasanya dinasti Pahlevi yang represif telah 
memunculkan kekuatan-kekuatan oposisi terhadap kekuasaannya. 
Menurut Eef Saifullah Fatah, oposisi berfungsi menggambarkan pada 
khalayak kekeliruan-kekeliruan itu sambil membangun pertentangan 
dan perlawanan atasnya. Kelompok-kelompok oposisi tersebut 
diantaranya kelompok mahasiswa, elite-elite politik dan partai-
partai yang bergerak di bawah tanah (Front Nasional, Partai Tudeh, 
Gerakan pembebasan Iran dan Partai Sosialis) serta dearah-daerah 
yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan dinasti Pahlevi. 

Di bawah Shah, Iran pada mulanya sebuah monarki konstitusional 
namun setelah tahun 1953 menjadi monarki absolut. Pemerintahan 
dibentuk oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana 
menteri yang diangkat oleh Shah. Parlemen menganut sistem dua 
kamar (bikameral), majelis rendah (majelis) yang dipilih melalui suatu 
pemilihan umum dan majelis tinggi (senat) yang diseleksi oleh Shah. 
Di bawah sistem monarki tersebut terdapat parlemen, pemerintah 
dan partai politik. Namun Shah menjadi kekuatan politik yang 
paling dominan. Shah dapat membubarkan parlemen, pemerintah, 
maupun partai-partai politik sesuai dengan kehendaknya. Pada 
tahun 1978-1979, kaum Mullah yang membangun basis-basis 
kekuatan mereka melalui mesjid dan madrasah yang menjadi motor 
penggerak bagi demonstrasi anti Shah yang dipimpin oleh Ayatullah 
Rohullah Khomeini berhasil merobohkan kekuasaan monarki Shah. 
Keberhasilan revolusi Iran tak terlepas dari ideologi yang dianut oleh 
mayoritas rakyat Iran sebab ideologi merupakan aspek yang cukup 
signifikan dalam proses perubahan. 

Tesis ini didukung oleh pendapat Ali Syariati bahwa perubahan 
dalam sejarah peradaban manusia dimotori oleh ideologi-
ideologi besar. Apabila dicermati seksama, dalam pemakaian 
istilah konsep hegemoni integral Gramsci maka ideologi revolusi 
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berhasil menjadi pemersatu dalam menumbangkan rezim yang 
masih berkuasa. Ideologi yang dianut salah satu kekuatan politik 
berhasil memenangkan konsensus di antara para kontestan dalam 
melawan penindasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ali Syariati 
berhasil menjelasakan tentang tawaran Islam dalam menghadapi 
tiga malapetaka yang muncul, yang menjadi musuh besar Islam 
yaitu keganasan kapitalisme, kejemuan marxisme dan kerancuan 
eksistensialisme, Islam menempatkan diri manusia di alam ketauhid 
dan yang di dalam diri manusia dan alam, berada dalam keserasian 
dan mempunyai makna. Sehingga pandangan Islam yang pada 
gilirannya dapat difungsionalisasikan menjadi sebuah pandangan 
hidup atau ideologi yang mampu menggerakkan hati masyarakat. 

Ideologi Islam di Iran yang menggerakan revolusi tidak dapat 
dilepaskan dari Mazhab Syiah yang merupakan mazhab anutan 
terbesar dalam masyarakat Iran. Negara Iran satu-satunya negara di 
dunia yang dimana sekitar 92,8 persen rakyatnya menganut Mazhab 
Syiah. Ideologi tentunya tidak dapat lepas dari perjalanan historis 
dan doktrin Syiah yang berakar dan berkembang di Iran. Tradisi 
perjuangan Syiah melawan penindasan, cengkeraman kekuasaan 
politik dan agama memang menjadi sebuah faktor fakta sejarah 
yang tidak dapat dipungkiri. Di samping itu pandangan politik 
Syiah memandang pula bahwa sebelum datangnya Imam Mahdi, 
maka kepemimpinannya untuk sementara dipegang oleh ulama. 
Bahkan secara tegas menganggap bahwa antara agama dan politik 
tidak boleh dipisahkan. Oleh karena itu, sudah jelas menggambarkan 
bahwa ideologi dalam menggerakkan perubahan menjadi sesuatu 
yang tidak boleh diabaikan dan diterapkan.

Menurut Huntington, kasus-kasus terjadinya perubahan rezim 
dalam sejarah juga tidak selalu dapat dimasukkan secara rapih 
kedalam kategori-kategori teoritis. Hal inilah yang menjadi kesulitan 
dalam membahas perubahan-perubahan politik terkhusus revolusi. 
Setiap peristiwa revolusi mempunyai sejarah dan khasnya tersendiri, 
kemungkinan melahirkan teori baru terbuka untuk itu. Revolusi 
Islam Iran merupakan salah satu perubahan politik atau transisi 
yang berbeda dengan pergantian rezim atau transisi di negara-negara 
lain. Iran yang menjadi negara pertama yang melaksanakan suatu 
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perubahan politik dari sistem politik monarki ke sistem Republik 
Islam. 

Struktur pemerintahan Iran mengalami perubahan secara 
besar-besaran sejak berakhirnya kekuasaan Shah. Bentuk negara-
pun berubah dari monarki absolut menjadi sebuah republik yang 
berdasarkan pada ajaran agama Islam dengan sistem Wilayat al-Faqih-
nya. Dengan berdirinya pemerintahan Islam ini telah menggugurkan 
beberapa pemikir yang mengatakan agama tidak bisa membawa 
perubahan sosial dan mencampuri urusan negara (Karl Marx) dan 
“Hanya proletarlah yang secara langsung tertarik dalam ambil 
bagian dalam revolusi samapi akhir, bisa dan semestinya menjadi 
pemimpin dalam revolusi demokrasi borjuis pada masa imprealisme. 
Dalam luhak revolusi, proletariat pada tahap pertama mengusung 
perubahan demokrasi dan kemudian melanjutkan perubahan dari 
demokrasi ke revolusi sosialis” (Lenin dalam V.A Fanasyev, Marxist 
Philosophy, 1965:306). Lahirnya revolusi ini telah memperlihatkan 
kepada dunia akan kemampuan para pemimpin agama di dalam 
menggerakan revolusi disuatu negara.

C. Kondisi Sistem Perpolitikkan, Pasca Revolusi Iran
Kondisi politik yang terjadi pasca revolusi Iran, tentunya 

menyebabkan arah kebijakan yang dilakukan oleh pucuk pimpinannya 
juga mengalami perubahan. Apalagi setelah sistem pemerintahan 
yang telah berubah dari kerajaan ke sistem pemerintahan republik. 
Menurut William D.Coplin, kebijakan merupakan suatu rangkaian 
konsep dan asas yang menjadi dasar dan garis besar, rencana dalam 
acuan secara langsung terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan (misi). 

Tindakan realisasi dari strategi yang dimaksud merupakan hasil 
dari penyusunan strategi jangka panjang, kepemimpinan dalam 
pemerintahan atau organisasi, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, 
atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Berikut 
ini pola kebijakan politik yang dilakukan pimpinan Negara Islam 
Iran dari masa ke masa, sebagai berikut:

1. Kebijakan Politik dibawah kekuasaan Imam Khomeini.
Imam Khomeini sebagai pemimpin Revolusi Islam Iran dalam 
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menjalankan pemrintahannya, beliau meletakkan pondasi kebijakan 
dan politik luar negerinya yang sarat dengan ketentuan dan nilai-
nilai yang ada dalam ajaran Islam. Imam Khomeini mempertahakan 
seluruh kebijakannya berdasarkan pada ideologi, termasuk dalam 
kebijakan luar negerinya, sehingga kebijakan negara-negara Muslim 
dalam menghadapi negara-negara yang berada di luar perbatasan 
negara Islam. Mengingat bahwa Imam Khomeini merupakan seorang 
pemimpin dengan ide-ide politik yang terinsipirasi oleh Islam, 
maka Imam menggambarkan prinsip-prinsip dasar pemikirannya 
dari sumber utama Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasullullah 
saw. . Tujuan dari revolusi Islam sendiri menurut Imam adalah 
untuk mempromosikan Islam, etika Islam, etika manusia serta 
meningkatkan manusia atas dasar kriteria manusia. 

Selain itu, Pemerintahan Islam Iran dalam menjalankan kebijakan 
luar negerinya harus sama dalam pandangannya mengenai etika 
manusia. Imam Khomeini melandaskan pemikirannya tentang 
hakikat manusia sesuai dengan perkatan Ali bin Abi Tholib, 
“Bantulah orang-orang yang tertindas dan lawanlah penindas”. Di 
era pemerintahan Imam Khomeini, sistem Wilayatul al-Faqih-nya 
memiliki hubungan diplomatik penuh dengan 99 negara diseluruh 
dunia, Republik Islam Iran mengutamakan hubungan dengan negara-
negara dan organiasi Islam seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI). 
Selain itu pula dengan organisasi non blok. Iran berusaha untuk 
menjalin hubungan diplomatik dengan negara luar, mengingat 
adanya isolasi ekonomi dan politik yang diterapkan oleh Amerika 
Serikat dan Uni Eropa. Isolasi dalam berbagai sanksi ekonomi dan 
embargo terjadi dikarenakan pihak barat menuding Iran sedang 
mengembangkan program nuklirnya22.

Pada tahun 1980 hingga era 1989, terjadi perang teluk antara 
Iran dengan Irak. Iran yang baru saja membenahi pemerintahan dan 
merevolusi sistem pemerintahannya harus menghadapi cobaan berat 
ketika Irak mencoba menginvasi Iran pada tahun 1980-an. Untuk itu 
pula-lah, dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintahan dan politik 
luar negeri yang diterapkan Imam Khomeini lebih banyak dialihkan 

22 Graham E, Fuller, The Future of Political Islam, (Palgrave MacMillan, 2003), h. 
4
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kepada situasi yang terjadi pada saat itu, yakni memperjuangkan Iran 
dan mengusir Irak. Iran dengan Irak yang dalam sejarah memiliki 
hubungan yang sangat kelam diantara keduanya dikarenakan Iran 
mendukung gerakan separatis di Irak disebabkan para penganut 
mazhab Syiah mendapatkan tindakan kekerasan dan ketidakadilan 
sedangkan Irak juga tidak menyukai Iran dikarenakan Suku kurdi 
yang mayoritas penganut mazhab Sunni tidak mendapatkan 
hak-hak politiknya.  Maka, setelah melihat keadaan yang sangat 
genting karena dalam masa transisi di Republik Islam Iran, Saddam 
Husen berusaha memanfaatkan situasi dengan menginvasi Iran 
dengan meminta dukungan barat yang baru saja mengisolasi dan 
mengembargo Iran dikarenakan program nuklirnya. Iran memang 
pernah dikenal dengan salah satu negara yang memiliki pasukan 
militer terkuat di dunia, tetapi itu di masa kerajaan Shah Reza Pahlevi. 
Setelah gulingnya rezim Shah Pahlevi, Imam Khomeini berusaha 
menata sistem pemerintahannya dengan tetap mempertahankan 
pasukan militer murni ditambah dengan pasukan basiji yang didik 
oleh pasukan garda revolusi yang loyal dan setia mendukung 
dan mempertahankan revolusi. Maka, setelah bubarnya pasukan 
militer yang dibentuk oleh Reza Pahlevi, Saddam Husen berambisi 
menjadikan Irak negara terkuat di Timur Tengah dengan menginvasi 
Iran dan berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan 
mengakuisasi wilayah-wilayah yang menjadi perbatasan antara 
Irak dengan Iran. Dengan ambisi ini, Saddam Husen merencanakan 
serangan dalam skala besar dan berangan-angan dapat menduduki 
ibukota Iran dalam waktu tiga hari.

Pada tanggal 22 September 1980, tentara Irak mulai menginvasi 
Iran di Khuzestan. Serangan tersebut benar-benar membuat Iran 
terkejut. Meskipun dengan serangan yang dilakukan tentara 
Saddam dapat menduduki beberapa kota di Iran, tapi pada tahun 
1982 pasukan Iran berhasil memukul balik tentara Saddam ke Irak. 
Tak lama setelah itu, Imam Khomeini melancarkan serangan balik 
dengan membangkitkan persatuan sesama penganut mazhab Syiah 
yang ada di Irak. Perang teluk kemudian terus berlanjut dan berakhir 
pada tahun 1988, ketika Irak dan Iran menandatangani perjanjian 
gencatan senjata yang diperantarai oleh PBB. Puluhan ribu warga 
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sipil dan militer tewas ketika Irak menggunakan senjata kimia dalam 
peperangan tersebut. Irak secara finansial didukung oleh Mesir, 
negara-negara Arab di Teluk Persia, Uni Soviet dan negara anggota 
NATO, Amerika Serikat (mulai tahun 1983), Perancis, Inggris, Jerman, 
Brasil, dan Republik Rakyat Cina (yang juga menjual senjata ke Iran). 
Total korban perang sekitar 500.000 hingga 1.000.000 rakyat Iran.

2. Kebijakan Politik dibawah kekuasaan Banisadr
Abbolhasan Banisadr merupakan Presiden pertama Republik 

Islam Iran yang terpilih pada masa-masa transisi. Beliau lahir di 
Hamedan pada tanggal 22 Maret 1933 dan dipilih menjadi presiden 
Iran pada tanggal 4 februari 1980 setelah terjadinya Revolusi Islam. 
Sebelum terpilih menjadi Presiden Iran, Bani Shadr adalah menteri 
Luar Negeri Iran. Bapak Abbolhasan Banisadr adalah kawan dekat 
Imam Khomeini. Banisadr merupakan salah satu aktivis mahasiswa 
anti Shah yang pada tahun 1960-an kerap di penjarakan oleh Shah 
Pahlevi. Dikarenakan mendapat tekanan dari pemerintah, Ia 
kemudian pergi ke Prancis dan melanjutkan studinya di Universitas 
Sorbonne. Banisadr bertemu dengan Imam Khomeini dan akhirnya 
ia bergabung dengan kelompok perlawanan Iran yang dipimpin 
oleh Imam Khomeini.

Banisadr menjadi Presiden Iran ditengah tekanan dunia barat 
dengan isolasi dan embargonya terhadap Iran. Banisadr menjadi 
Presiden Iran hanya dalam kurun waktu setahun lebih yang 
kemudian diberhentikan dari kursi presiden pada tanggal 21 Juni 
1981 yang diduga bergerak melawan para ulama yang berkuasa, 
khususnya Mohammad Behesti kepala sistem peradilan Iran. 
Banisadr kemudian bersembunyi di Tehran selama beberapa hari 
sebelum pelengserannya dari kursi Presiden dan dilindungi oleh 
partai “Mojaheden Khalghe Iran”. Banisadsr berusaha menggalang 
dukungan kembali dengan berusaha mengatur aliansi partai-
partai yang anti terhadap Imam Khomenei. Dalam pandangannya, 
proses penggulingannya adalah bagian dari sistem pelemahan 
demokratisasi di Iran.
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3. Kebijakan Politik di Era Mohammad Ali Rajai
Mohammad Ali Rajai lahir di Qazvin, Iran, bapaknya meninggal 

ketika dia berusia 4 tahun. Rajai tumbuh dewasa di Qazvin dan 
hijrah ke Tehran pada tahun 1946. Setelah kepindahannya ke Tehran, 
Ali Rajai terlibat aktif dengan berbagai organisasi dan kelompok-
kelompok anti Shah. Ali Rajai salah satu aktivis muda yang kerap 
mengkritik kebijakan Shah dan membuatnya sering ditangkap dan 
dipenjarakan oleh rezim Shah dikarenakan alasan politik.

Mohammad Ali Rajai meniti karirnya dari seorang guru, 
bahkan ia pernah menjadi pedagang kaki lima. Pada tahun 1981, 
Muhammad Ali Rajai ditunjuk menjadi Presiden Iran yang kedua 
setelah Banisadr di empeachment oleh parlemen Iran. Muhammad Ali 
Rajai merupakan seorang presiden yang paling singkat menduduki 
presiden di dunia dari tanggal 2 sampai dengan 30 Agustus 1981. 
Sebelum menjadi presiden ia menjabat sebagai perdana menteri di era 
Banisader. Mohammad Ali Rajai dibunuh dalam serangan bom pada 
30 Agustus 1981 bersama dengan perdana menteri Javad Bahonar di 
kantor perdana menteri di Tehran. Mohammad Ali Rajai merupakan 
salah seorang presiden Iran yang paling dicintai rakyatnya karena 
kebijakan-kebikan politiknya yang populis dan memihak kepada 
rakyat kecil, karena dia memang lahir dari seorang rakyat jelata.

Selain itu, dalam politik luar negerinya, Mohammad Ali Rajai 
selalu mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sering 
menindas negara-negara yang menurut Amerika Imperior. Ali 
Rajai bahkan pernah menyebut Amerika Serikat sebagai setan besar 
sedangkan Uni Soviet adalah setan yang rendah.

4. Kebijakan Politik dibawah kekuasaan Ali Khomenei
Sebelum menjadi rahbar dan menggantikan posisinya gurunya 

yaitu Imam Khomenei sebagai pemimpin tertinggi Iran (Supreme 
Leader), Ali Khomenei pernah menjadi Presiden Iran yang ketiga 
selama dua periode. Ali khamenei lahir pada tanggal 17 Juli 1939. 
Ali Khamenei menjabat Presiden Iran dari tahun 1981 sampai 
dengan 1989. Ali Khamenei pernah menjadi korban percobaan 
pembunuhan pada tahun 1981 yang mengakibatkan luka pada 
lengan kanannya. Pada tahun 1959, Ali Khamenei diinstruksikan oleh 
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Imam Khomeini untuk menyampaikan pesannya kepada Ayatullah 
Milani dan para ulama lainnya di Propinsi Khorasan soal mekanisme 
program dakwah para ulama dan ruhaniwan di bulan Muharram 
dan penyingkapan kebobrokan politik Rezim Syah dan AS, serta 
menyangkut kondisi Iran dan kota suci Qom. Misi itu dijalankannya 
dengan baik dan dalam dakwahnya, seperti yang telah dimandatkan 
oleh Imam Khomeini, Ayatollah Khamenei mengungkap kebobrokan 
Rezim Syah dan politik AS. Oleh sebab itu, pada tanggal 2 Juni 1963 
Ali Khamenei ditangkap dan ditahan.

Pada tahun 1981, setelah pembunuhan Mohammad Ali Rajai, 
Khamenei terpilih menjadi Presiden Iran dengan suara telak 95 
persen suara dalam pemilihan presiden Iran. Pada bulan Oktober 
1981 Ali Khamenei secara resmi dilantik menjadi presiden Iran yang 
ketiga dan presiden pertama dari kalangan ulama setelah mendapat 
pengukuhan dari Imam Khomeini. Dalam pidato pelantikannya 
sebagai presiden, Ali Khamenei berjanji akan menghilangkan segala 
bentuk penyimpangan, liberalisme, dan pengaruh dari Amerika 
Serikat. Khamenei berperan penting dalam menjaga kedaulatan 
Iran setelah pada tahun 1980 Irak mulai melancarkan serangannya 
ke Iran. Sebagai presiden, ia mulai menguatkan sistem pertahanan 
Iran melalui penguatan pasukan militer dan pasukan basiji yang 
loyal terhadap revolusi Islam. 

Dalam hal urusan kebijakan luar negerinya. Ali Khamenei 
termasuk salah satu tokoh yang mengecam atas pendudukan 
Amerika di Irak. Walaupun Iran dan Irak memiliki sejarah kelam, 
tetapi atas nama kemanusiaan, menurut Ali Khamenei tidak ada 
negara manapun yang dapat menindas terhadap negara lain, 
termasuk juga negara Irak. Pada masa periode Ali Khamenei 
menjabat presiden, kebijakan politiknya, baik dalam maupun luar 
negara Iran, lebih berfokus kepada permasahan Iran dengan Irak. 
Untuk menjaga kedaulatan Iran, Ali Khamenei berusaha menjaga 
persatuan dan pertahanan dalam negeri bersama Imam Khomenei. 
Selain itu pula, antara kepentingan dunia Islam sebagai landasan 
politik Iran dan kepentingan Iran selalu mengalami fluktuasi.
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5. Kebijakan Politik dibawah kekuasaan Hashemi Rafsanjani
Ali Akbar Hashemi Rafsanjani adalah seorang taipan minyak asal 

Iran lahir pada tanggal 25 Agustus 1934 di desa Bahraman provinsi 
Kerman dan terpilih menjadi presiden Iran yang keempat dari tahun 
1989 sampai dengan 1997 selama dua periode. Selama perang Irak-
Iran, Rafsanjani menjadi komandan militer. Setelah delapan tahun 
memburuknya politik luar negeri Iran di bawah presiden Khomenei, 
Rafsanjani berusaha membangun kembali hubungan dengan negara 
negara Arab serta dengan negara negara di Asia Tengah termasuk 
dengan Azerbaijan, Turkmenistan dan Kazakhstan. Namun, 
hubungan dengan negara negara Eropa dan Amerika Serikat tetap 
tidak mengalami perubahan, meskipun Rafsanjani dapat menangani 
persoalan krisis yang terjadi di Iran. Pada tahun 1991, Rafsanjani 
berusaha memperbaiki hubungan Iran dengan Barat, meskipun ia 
tetap menolak menghapuskan fatwa mati Imam Khomeini terhadap 
penulis Inggris Salman Rusdi.

Pasca perang Irak-Iran, kebijakan luar negeri Iran lebih 
memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekononomi dalam 
negeri. Kekurangan pangan dan kelemahan pemenuhan ekonomi 
yang terjadi selama perang teluk, membuat Hashemi harus 
merekonstruksi kebijakan ekonomi dalam negerinya. Selain itu, 
dengan berakhirnya perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet telah 
mengubah sistem internasional dimana banyak negara merubah 
kebijakan luar negerinya terhadap negara lain. Dalam masa transisi 
sistem internasional Hashemi Rafsanjani berusaha menerapkan 
kebijakan pragmatis dengan menggabungkan prinsip-prinsip 
tradisional Republik Islam Iran dengan kebutuhan dalam negeri 
untuk perubahan ekonomi di satu sisi dan membuat keseimbangan 
antara realisme dan ideologi Republik Islam Iran di sisi lain.

Setelah peperangan yang memakan waktu dan keuangan yang 
cukup signifikan, Rafsanjani berusaha menempatkan penanganan 
persoalan domestik dan ekonomi menjadi prioritas utama. Persoalan 
persoalan domestik seperti; masalah pengangguran, inflasi dan 
tidak stabilnya harga pokok dalam negeri menjadi pusat perhatian 
Rafsanjani. Untuk itu, pula-lah dalam rangka  mencapai tujuan dan 
memenuhi kebutuhan dalam negeri tersebut, semuanya dilakukan 
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melalui diplomasi terhadap negara negara lain. Rafsanjani berusaha 
memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan negara negara Eropa 
karena Eropa memiliki dua negara yang cukup berpengaruh di PBB.

6. Pemerintahan dibawah kekuasaan Mohammad Khatami
Mohammad Khatami lahir di Ardakan Iran pada tanggal 29 

September 1943. Pada pemilihan presiden tahun 1997, Khatami 
merupakan salah satu calon terkuat dari empat calon presiden 
yang ada. Mohammad Khatami didukung oleh kalangan pemuda, 
perempuan dan kaum intelektual sehingga dalam pemilihan presiden 
Khatami mendapat 70 persen suara masyarakat Iran. Khatami 
menjabat Presiden Iran selama dua periode dari tahun 1997 sampai 
dengan tahun 2005. Kemenangan Khatami dalam pemilihan presiden 
1997 merupakan titik balik hubungan diplomatik Iran dengan negara-
negara Eropa. Mohammad Khatami memulai politik luar negerinya 
dengan bergerak dari arah konfrontasi ke arah konsiliasi. Khatami 
lebih memilih konsiliasi ketimbang harus berbenturan dengan negara 
lain terutama dengan negara yang memiliki pengaruh besar di dunia. 
Akan tetapi, hubungan Iran dengan USA sama seperti tahun tahun 
sebelumnya karena saling mencurigai satu sama lain. 

Dalam pendekatan politik luar negerinya, Khatami lebih memilih 
pendekatan reformis dengan berdasarkan pada dua pilar. 
a) Pengenduran dalam pengambilan kebijakan luar negeri Iran 

untuk memecahkan masalah Iran dengan negara-negara lain,
b) Reformasi politik dalam urusan dalam negeri

Selain itu, dalam upayanya mereformasi politik dalam negeri 
Khatami berusaha menempatkan media-media pemerintah menjadi 
lebih netral dan independen. Program nuklir Iran yang sudah 
dibangun pada masa Shah Pahlevi, membuat Eropa dan Amerika 
tetap menaruh curiga kepada Iran. Negara-negara Eropa menentang 
Program Nuklir Iran dikarenakan:
•	 Eropa dan Amerika Serikat tidak akan pernah mempercayai Iran 

yang mengklaim bahwa program nuklir Iran untuk perdamaian 
bukan untuk pengembangan senjata nuklir.

•	 Jarak antar Eropa dan Iran yang begitu dekat, membuat Eropa 
harus ekstra waspada dengan senjata nuklir Iran karena akan 
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mengancam keamanan negara-negara Eropa.
•	 Pengalaman Eropa selama perang dingin, yang di teror oleh 

nuklir, membuat negara-negara Eropa takut mengalami hal yang 
sama yang akan terjadi di Timur Tengah.

•	 Negara-negara Eropa berpendapat, pelanggaran Iran terhadap 
perjanjian non proliferation tidak dapat ditoleransi dan harus segera 
dihentikan. Karena apabila tidak dihentikan, negara-negara lain 
akan mengikuti Iran dengan memproduksi senjata nuklir.
Kemudian Khatami pula berusaha menjalin kerjasama sebaik 

mungkin dengan Uni Eropa dengan cara bekerjasama dengan IAEA 
dalam program nuklirnya dan mencari alternatif yang menguntungkan 
kedua pihak. Dalam kaitannya dengan isu-isu politik dan ekonomi 
dalam negeri, maka Khatami tidak melepaskan negosiasi dengan 
Eropa untuk mencapai kepentingan dalam negeri Iran di dunia 
internasional. Selain mengenai persoalan nuklir, persoalan hak asasi 
manusia yang terjadi di dalam negeri juga berusaha dipecahkan 
oleh Khatami dalam kaitannya menjaga hubungan dengan Eropa 
dan Amerika Serikat. Khatami berusaha menekankan keadilan, 
kebebasan berekspresi dan kebebasan berpolitik sehingga mendapat 
respon yang positif dari Eropa dan Amerika. Untuk itu, Khatami 
berusaha menyeimbangkan prinsip-prinsip Islam yang terdapat 
dalam konstitusi. Republik Islam Iran dengan prinsip hak asasi 
manusia yang berlaku di dunia internasional.

7. Kebijakan Politik dibawah kekuasaan Mahmoud 
Ahmadinejad
Mahmoud Ahmadinejad lahir di Aradan, Provinsi Semnan, Iran 

sekitar 120 kilometer arah tenggara Teheran pada tanggal 28 Oktober 
1956. Ahmadinejad adalah presiden keenam Iran selama masa 
revolusi dengan memperoleh 61,91 persen suara dalam pemilihan 
presiden tahun 2005. Sebelum menjabat presiden, Ahmadinejad 
pernah menjadi walikota Tehran dari tahun 2003 hingga 2005. 
Ahmadinejad mengganti namanya dari Mahmoud Sabourjian dengan 
Mahmoud Ahmadinejad ketika pindah ke Tehran bersama orang 
tuanya. Ahmadinejad dikenal secara luas sebagai seorang tokoh 
konservatif yang sangat loyal terhadap nilai-nilai Revolusi Islam Iran.
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Pemikiran Ahmadinejad yang konservatif menunjukkan 
perbedaan dalam mengambil kebijakan politik baik luar maupun 
dalam negerinya dibandingkan dengan dua mantan presiden 
sebelumnya (Khatami dan Rafsanjani) yang mengedepankan 
konsiliasi dan berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan 
negara-negara Barat. Ahmadinejad memandang, kebijakan luar 
negeri yang diambil Barat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip 
Islam serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan tidak dapat ditolerir 
kecuali Barat mau merubah pandangannya terhadap dunia Islam 
dan nilai-nilai kemanusiaan.

Selama masa kepresidenannya, kebijakan luar negeri Iran 
dikembalikan kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai seperti yang 
dicita-citakan dalam awal revolusi Islam Iran. Ahmadinejad 
mengkritik status quo dalam sistem internasional dan menegaskan 
harus ada perubahan dalam sistem internasional karena sistem 
yang ada sekarang tidak tepat untuk kepentingan masyarakat 
internasional secara menyeluruh. Dalam pidatonya pada 10 Oktober 
2009, Ahmadinejad menyatakan bahwa revolusi Islam Iran akan tetap 
berjalan dan tidak akan mundur sekalipun dari tujuan revolusi Islam 
dan akan merespon setiap manuver politik Barat. Sikap tersebut 
menunjukkan perbedaan yang cukup mendasar jika dikaitkan 
dengan pendekatan yang dilakukan oleh dua mantan presiden 
sebelumya. Akan tetapi, Poin penting yang perlu dicatat selama 
Ahmadinejad menjabat presiden adalah sebagai berikut:
a) Mengabaikan organisasi-organisasi internasional, khususnya 

yang disetir oleh Barat,
b) Kebijakan luar negerinya anti terhadap Israel,
c) Mengkritik peraturan atas kepemilikian senjata nuklir,
d) Penyangkalan tragedi holocaust23, dan menyatakan bahwa 

ia akan menyoroti isu kebebasan berbicara dan hak untuk 
penelitian terhadap kasus holocaust yang sebenarnya.
Selain tragedi holocaust, Ahmadinejad juga mengkritik sistem 

23 Holocaust adalah genosida terhadap kira-kira enam juta penganut Yahudi Eropa 
selama Perang Dunia II, suatu program pembunuhan sistematis yang didukung oleh 
negara Jerman Nazi, dipimpin oleh Adolf Hitler, dan berlangsung di seluruh wilayah 
yang dikuasai oleh Nazi. Lihat juga buku karangan Niewyk, Donald L. The Columbia 
Guide to the Holocaust, (Columbia University Press, 2000), h.45
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internasional bahwa organisasi internasional adalah alat Amerika 
Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin dan dengan runtuhnya 
Uni Soviet sama sekali tidak merubah sistem internasional. Sistem 
Internasional adalah alat untuk mencapai kepentingan negara 
Amerika Serikat. Sedangkan dalam struktur dewan keamanan 
PBB Ahmadinejad ingin merestrukturisasi yang selama ini hanya 
dikuasai oleh Amerika, Inggris, Perancis, Rusia dan China. Menurut 
Ahmadinejad, dominasi negara-negara tersebut terhadap keputusan 
PBB merupakan sebuah ketidakadilan yang harus dihapuskan. 

Selanjutnya, Ahmadinejad menyatakan bahwa Iran akan 
melanjutkan program nuklirnya dan tidak akan pernah membatasi 
dirinya dengan peraturan peraturan yang tidak adil24. Ia menyatakan 
bahwa negara-negara besar tidak memiliki hak untuk memutuskan 
tentang program nuklir Iran. Dewan Keamanan PBB dibawah 
pengaruh anggota tetap seperti; USA, Inggris, Rusia, Perancis China, 
maka Iran tidak akan menerima keputusan dewan keamanan PBB 
sebelum struktur dalam dewan keamanan PBB di restrukturisasi. 
Selain itu, menurut Ahmadinejad, Amerika Serikat dan beberapa 
negara Eropa berusaha mendestabilisasi keamanan Iran karena Iran 
tidak menerima sistem yang tidak adil dan sepihak. Dia mengkritik 
cara-cara hubungan antara negara kaya dengan negara miskin yang 
disebutnya dengan istilah Utara-Selatan.

Ketidakadilan yang terjadi antara negara maju dan negara 
miskin harus diubah dan Iran akan melawan ketidakadilan tersebut. 
Oleh karena itu, selama Ahmadinejad menjadi presiden kebijakan 
politiknya, Iran lebih mengarahkan kepada perlawan terhadap Israel 
dan Amerika dan mengembangkan nuklir untuk tujuan damain serta 
menyatukan umat muslim diseluruh dunia untuk bersama sama 
melawan imperialisme. Pada tanggal 23 September 2009, di depan 
majelis umum PBB Ahmadinejad menyampaikan pidatonya yang 
berfokus kepada peperangan yang melibatkan Barat serta agresi 
dan intimidasi di timur tengah dan Afghanistan. Dalam pidatonya 
Ahmadinejad menyampaikan bahwa Teheran siap untuk berjabat 
tangan dengan semua pihak yang jujur dan cinta kedamaian. Tapi 

24 M. Ahmadinejad, (25 Sep 2009). Meeting of Ahmadinejad with Spanish language 
medias and editors. From President’s Official site, http://www.president.ir
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kemudian Ahmadinejad melontarkan kritiknya terhadap Barat yang 
menurutnya munafik dengan mengajarkan dan menyebarluaskan 
demokrasi di dunia tetapi mereka juga yang melanggar prinsip 
prinsip demokrasi tersebut.

8. Pemerintahan dibawah kekuasaan Hasan Rouhani
Hassan Rouhani adalah seorang ulama Iran lahir di sorkheh 

Provinsi Semnan pada tanggal 12 November 1948 bertepatan dengan 
21 Aban 1327 Hijriyah Syamsiah dan tumbuh dalam keluarga yang 
taat agama. Sebelum menjadi presiden Iran, Hasan Rouhani pernah 
meniti karir sebagai seorang pengacara,25 akademisi, dan diplomat. 
Pada tanggal 7 Mei 2013 Rouhani mencalonkan diri menjadi presiden 
yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2013. Jika terpilih sebagai 
presiden, ia berjanji akan mempersiapkan suatu piagam yang dalam 
istilah dia adalah “piagam hak-hak sipil” serta akan memulihkan 
perekonomian dan meningkatkan hubungan diplomatik Iran dengan 
negara negara Barat. 

Secara garis besar, terdapat perkembangan positif dalam 
kebijakan politik dan pemerintahan negara Republik Islam Iran 
setelah Rouhani terpilih jadi Presiden. Perkembangan positif tersebut 
ditandai dengan fokusnya Hassan Rouhani terhadap hak hak 
sipil yang sebelumnya banyak pelanggaran yang mengakibatkan 
banyaknya warga sipil yang luka dan meninggal saat menentang 
kebijakan presiden Ahmadinejad pada tahun 2008 hingga 2010. Selain 
itu, dalam politik luar negerinya Rouhani berjanji akan meredakan 
ketegangan Barat dan Iran menyangkut program nuklirnya. Janji 
untuk meredakan ketegangan tersebut ditepati oleh Rouhani dengan 
menghadiri pertemuan dengan negara-negara P5 +1 yang terdiri 
atas AS, China, Inggris, Jerman, Prancis dan Rusia pada tanggal 
26 September 2013. Pertemuan yang dilakukan di sela-sela Sidang 
Umum (SU) PBB di New York itu difokuskan untuk menyelesaikan 
masalah program nuklir Iran, yang sampai saat ini masih terkatung-
katung. Pertemuan yang dihadiri Presiden Iran Hassan Rouhani, itu 
berjalan tidak begitu lama karena semua pihak yang hadir langsung 

25 Hassan Rouhani, Memoirs of Hassan Rouhani; Vol. 1: The Islamic Revolution 
(in Persian). Tehran, Iran: Center for Strategic Research; 2008
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bersepakat untuk segera menuntaskan masalah tersebut dalam tempo 
yang singkat. Rouhani sendiri menargetkan selesai dalam tempo 
satu tahun. Untuk menunjukkan keseriusan diplomasi Iran, Rouhani 
membawa proposal tentang nuklir Iran di pertemuan berikutnya 
pada 15-16 Oktober 2013 di Jenewa.
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REVOLUSI YANG GAGAL: 
Perjalanan Politik Mesir 
Pasca-Mubarak
Awal Muqsith

A. Pendahuluan
Ketika pertarungan pemilihan presiden antara Soesilo Bambang 

Yudhoyono (SBY) melawan Jusuf Kalla (JK), Andi Mallarangeng, 
sebagai tim sukses (timses) SBY, cukup gesit dan lincah untuk terus 
menggempur basis suara JK. Andi Mallarangeng, ningrat Sulawesi 
Selatan yang berasal dari Pare-Pare, yang juga seorang Bugis tulen, 
memilih memihak SBY ketimbang JK. Keberpihakan Mallarangeng ke 
SBY, secara simbolik melantangkan bahwa JK dan Bugis bukan satu 
hal yang identik. Salah satu manuver politik yang cukup lihai dari 
Andi Mallarangeng terjadi di Monumen Mandala Makassar, yang 
nota bene basis massa JK. Dalam kampanye tersebut, Mallarangeng 
menegaskan, “Orang Bugis belum layak jadi presiden!”. Cukup lama 
orang Bugis mampu meredam gejolak kontroversi pernyataan itu, 
antara; marah dan emosi; menimbang-nimbang; atau malah apatis. 
Saat itu JK kalah, dan Mallarangeng menjadi Menteri Pemuda 
dan Olahraga di pemerintahan SBY. Sayang, dua tahun menjabat, 
Mallarangeng tersandung kasus korupsi mega proyek Hambalang.

--------
6 Juni 2010, ketika Khaled Saed menikmati jamuannya di sela 

senggang sekitaran kafe kawasan Cleopatra. Dua orang syurţah 
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(aparat keamanan) provinsi Iskandaria, Mesir, datang tiba-tiba 
menginterogasi dengan dalih menjalankan undang-undang darurat. 
Tak cukup lama, interogasi itu berubah menjadi inkuisisi sadis 
ketika kedua polisi tersebut mulai meninju wajah, memukuli perut, 
menendang dada, menginjak-injak tubuh Said yang telah terkapar. 
Said dituduh telah menyebarkan video fitnah, yang memperlihatkan 
pesta marijuana para aparat kepolisian Alexandria1. Sayang, sebelum 
Said menjelaskan duduk perkara, pukulan, tinju, hantaman pantat 
pistol, tendangan sepatu boot telah menghujani tubuhnya. Darah 
terpuncrat dari kepalanya, wajahnya benjol. Tubuhnya lebam. 
Giginya tanggal2.

7 Juni 2010 pihak kepolisian Sidi Gaber, mengabarkan, Saed 
meninggal akibat overdosis (OD) marijuana. Namun, foto post-
mortem, mengatakan sebaliknya. Bagaimana bisa seorang OD 
meninggal dengan gigi tanggal dan sebagian patah, bibir bengkak 
membiru, pelipis mata benjol seukuran tinju, wajah biru bercampur 
bekas darah. Tak dapat dikenali bahwa wajah itu adalah Saed.

9 Juni 2010 Wael Ghonim, direktur pemasaran Google regional 
Timur Tengah, menyebarkan foto post-mortem Saed di Facebook. 
Reaksi viewer bergejolak. Masyarakat Mesir tersontak. Ada yang 
salah dengan sistem undang-undang darurat yang diterapkan 
Mubarak.  Undang-undang Darurat Mesir nomor 162 tahun 1958 
menegaskan kebebasan para aparat keamanan untuk bertindak 
represif tanpa batas kepada seluruh oknum yang dianggap 
membahayakan stabilitas Mesir. Bayangkan saja, penerapan hukum 
ini dimulai sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 2011, pengecualian 
18 bulan pada tahun 1980, betapa terkebirinya kebabasan masyarakat 
Mesir. Undang Darurat Militer Mesir tersebut memberikan otoritas 
mutlak kepada negara untuk mengatur setiap aktivitas politik warga 
secara ketat; mulai dari pelarangan segala bentuk demonstrasi, 
asosiasi politik yang tidak resmi, sampai kepada akuisisi properti 
politik partisan yang ilegal3. Dari 30.000 orang yang dipenjara, hanya 

1 http://www.elshaheeed.co.uk/home-khaled-said-full-story-background-truth-
what-happened-torture-in-egypt-by-egyptian-police/ diakses 29 Oktober 2017.

2 http://www.almasryalyoum.com/news/details/121627 diakses 29 Oktober 
2017.

3 h t t p s : / / e g y p t i a n - r e v o l u t i o n - o f j a n u a r y 2 5 . w e e b l y .
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17.000 orang yang dinterogasi. Negara berhak untuk memenjarakan 
para aktivis politik dalam jangka yang tak ditentukan selama, dalih 
keamanan negara dapat dipertahankan. Tertuduh sangat sulit untuk 
mendapatkan hak mempertahankan diri, memiliki pengacara, alih-
alih meminta peradilan yang objektif. Langkah ini, dinilai sebagai 
strategi Mubarak untuk membungkam lawan politiknya; baik dari 
pihak militer maupun dari oposisi Ikhwanul Muslimin.4

Kematian Khaled Saed memberikan angin baru dalam 
menghadapi situasi transisi pelik yang dihadapi sistem politik 
Mesir. Slogan “Kollena Khaled Saed” yang tersebar di Facebook 
menggurita menjadi jejaring viral yang diikuti oleh jutaan follower 
dari rakyat Mesir.  Rasa aman kembali terciderai dengan meledaknya 
gereja Alexandria. Demonstrasi sebagai ekspresi kejengahan atas 
pemerintah menjadi satu-satunya cara untuk meluapkan kemarahan. 
Pertama kali dalam sejarah Mesir, kaum Kristen Koptik Mesir 
meluapkan ketidakpuasan dengan turun berdemo di jalan-jalan 
Alexandria5. Ketakutan terhadap aparat yang siap melibas bagi para 
demonstran tak lagi sangar ketika rasa keamanan terusik. Semprotan 
water cannon tak lagi menohok ketika keadilan terinjak didepan 
mata. Tank gagah nan angker tak lagi menakutkan ketika ketakutan 
menjadi alat pembungkam dan jualan politik penguasa.

 
B. Revolusi 11 Januari 2011; Jejak Kesadaran Palsu
1. Tebasan Revolusi, Mumi Firaun dan Tirani yang ter“mumisasi”

Page “خالد سعيد  di ”(Kami Semua adalah Khaled Saed) كلنا 
Facebook menjadi instrumen vital dalam mobilisasi massa. Dalam 
beberapa saat, laman tersebut telah difollow oleh jutaan simpatisan, 
yang tersentak rasa kebebasannya, terampok kehormatannya. 
Para simpatisan Saed terbakar oleh rasa marah yang siap meledak. 
Seperti revolusi Tunisia yang dipantik oleh Mohammed Albouazizi 

com/1575160415711587157615751576-15751604159416101585-160515761575158815851577-
160416041579160815851577.html diakses 29 Oktober 2017

4  Azmi Besharah, Ṡaurah Maṣriyah; min Jumhuriyah Yuliyu ila Ṡaurah Yanayir, (al-
Markaz Al-Arabi li al-Abhāṡ wa Dirāsah al-Siyāsi, Doha, 2016, Cet I) juz 1, hal. 239.

5  Ali Lailah, Limaza Qāmat al-Ṡaurah; Bahṡ fi Ahwāl al-Daulah wa al-Mujtama’, dalam 
Mahmūd Abū al-Fuḍail (et.al.), al-Ṡaurah al-Maṣriyah; al-Dawāfi’ wa al-Ittijahāt (al-Markaz Al-
Arabi li al-Abhāṡ wa Dirasah al-Siyāsi, Doha, 2012, Cet I) hal. 54.
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sebagai martir, revolusi Mesir telah dipantik oleh Khaled Saed. 
Pergerakan menuju revolusi tinggal menunggu waktu, dan hal 
tersebut terbukti dengan dijadikannya laman Kollena Khaled Saed 
sebagai mediator pergerakan.  Laman Kollena Khaled Saed merupakan 
alat organisasi pergerakan, bahkan jauh sebelum Raja Ali bin Zaenal 
Abidin Tunisia melarikan diri. Menurut wawancara yang dilakukan 
oleh Azmi Besharah kepada Abdurrahman Manshur, parner Wael 
Ghonim sebagai admin di laman Kollena Khaled Saed, mengakui 
sejak awal pergerakan untuk melakukan demonstrasi besar-besaran 
untuk menuntut keadilan atas kesemena-menaan penguasa telah 
direncanakan oleh para simpatisan laman6. 

Api pergerakan revolusi terpantik ketika Abdurrahman Mansur 
menyerukan untuk melakukan demonstrasi pada tanggal 25 Januari 
2011, yang terposting pada laman Kollena Khaled Saed.

يوم 52 يناير هو يوم عيد الشرطة إجازة رسمية ... اعتقد أنهم 
خلال سنة عملوا حاجات كتير تستحق الاحتفال بيهم  علي 

طريقتنا الخاصة... إيه رأيكم...؟7
Terjemahya:
Tanggal 25 Januari adalah hari Angkatan Bersenjata, yang juga 
menjadi libur nasional. Saya yakin setelah bertahun-tahun 
mereka (pemerintah Mesir) telah melakukan banyak hal (cibiran), 
(hal) yang perlu kita rayakan untuk mereka, tetapi dengan cara 
kita…! Bagaimana menurut kalian...?

Pemilihan tanggal 25 Januari sebagai hari aksi, sebenarnya cukup 
menakutkan dikalangan aktivis Mesir kala itu. Aksi di tanggal 25 
Januari, sama saja dengan meludahi Mubarak tepat di wajahnya, sebab 
ketika pemimpin tertinggi militer tersebut lagi asyik menyombongkan 
kekuatan militernya, malah barisan pemuda berani mati berdemo. 
Demonstrasi adalah dosa dan aib yang sangat diharamkan dalam 

6 Azmi Besharah, Ṡaurah Maṡriyah; min Jumhuriyah Yuliyu ila Ṡaurah Yanayir, juz 1, 
hal. 360.

7 http://www.facebook.com/elshaheed/post/1896296405283 diakses tanggal 29 
September 2011. Laman tersebut telah tertutup sejak terakhir diakses penulis pada bulan 
Oktober 2017. Dari penejalasan Facebook laman tersebut telah dihapus seluruh konten 
dan isinya.
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rezim otoriter. Kebusukan, korupsi dan kebobrokan para pejabat 
pemerintah semaksimal mungkin untuk disembunyikan. Sembari 
menayangkan dan menyiarkan keberhasilan atau program kerja yang 
berhasil dilaksanakan. Hipokritisme merupakan senjata pusaka yang 
harus dimiliki oleh setiap penguasa otoriter. Pola hegemoni menjadi 
instrumen pembentukan ideologi jitu dalam membangun kesadaran 
palsu masyarakat akar rumput. Hanya kesadaran kritis yang mampu 
mengubah alur kesadaran masyarakat yang telah tereksploitasi dan 
terdiskriminasi secara ideologis.

Ufuk fajar 25 Januari telah menyongsong, para komandan 
lapangan telah mengintruksikan untuk memulai aksi di pelataran 
masjid Mahmud Abbas, Cassandra dan Kubri sebagai starting point 
untuk aksi demo tersebut8. Awalnya hanya 300 orang pemuda 
yang memulai aksi tersebut, namun berkat propaganda dari aliansi 
pemuda keadilan dan kebebasan (والحرية العدالة  اجل   aliansi ,(شباب من 
pemuda 6 April (شباب 6 أبريل), simpatisan ElBaradei, pemuda partai 
al-Jubhah (شباب حزب الجبهة) dan pemuda non-partisan lainnya9 kepada 
seluruh masyarakat yang menyaksikan konvoi perjalanan aksi 
mereka, mampu memobilisasi massa dengan slogan “عيش ، حرية ، كرامة 
 .10(kehidupan [layak], kebebasan, dan kehormatan manusia) ”إنسانية
Pada akhirnya tercatat 20.000 orang yang turun ke jalan sebagai 
luapan kemarahan (yaum al-Gadab). Korban demonstrasi itu tercatat 
3 orang meninggal dan 49 orang terluka.11

26 Januari 2011, keesokan harinya, Ikhwanul Muslimin secara 
resmi menyerukan dukungannya untuk turun ke jalan, setelah 
sebelumnya tidak mendukung, namun tidak pula melarang kadernya 
untuk melakukan aksi12. Memang banyak pihak menyayangkan 

8 Muhammad Badawi, 25-28 Yanāyīr… al-Tarīq ilā al-Tahrīr, dalam Ahmad Abdul 
Hamīd (et.al.), Yaumiyyāt al-Ṡaurah al-Mas}riyah Yanāyir 2011 (Al-Markaz al-Jazīrah li Dirasāt 
& al-Dār al-‘Arabiyah li al-‘Ulum Nasyirun, Beirut, 2011, cet I) hal. 67. 

9 Muhammad Badawi, 25-28 Yanāyīr… al-Tarīq ilā al-Tahrīr, dalam Ahmad Abdul 
Hamīd (et.al.), Yaumiyyāt al-Ṡaurah al-Mas}riyah Yanāyir 2011, hal. 66.

10 Muhsin Muhammad S{ālih (ed.), Silsilah Mas{r bain ‘Ahdain Mursī wa Sīsī Dirasāt 
Muqaranah; al-Tagayyurāt al-Dusturiyah wa al-Intikhāb, (Markaz al-Zaitūnah li al-Dirasāt wa 
al-Intisyār, Beirut, 2016, cet. I) hal.8. 

11 http://www.sis.gov.eg/Newvr/reveulotion/html/3.htm, diakses tanggal 30 
Oktober 2017.

12 http://www.sis.gov.eg/Newvr/reveulotion/html/3.htm, diakses tanggal 30 
Oktober 2017.
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apatisme Ikhwan di awal aksi tersebut, namun Azmi Basherah 
menegaskan sejak awal agenda demonstrasi sejak awal telah digagas 
pemuda IM. Pemuda IM sejak lama telah memprakarsai kemunculan 
laman “كلمة حق عند سلطان جائر” (Perkataan Benar untuk Penguasa 
Tiran13). Menurut Basherah, laman tersebut sangat tertutup, dan 
hanya beranggotakan pemuda IM. Para anggota berkomunikasi 
dengan bertukar nomor handphone dengan kode dan inisial rahasia. 
Dari pengakuan Muhammad Abbas, koordinator lapangan dan 
sekaligus admin pada laman tersebut, gerakan 25 Januari 2011 telah 
dikoordinasi oleh pemuda IM, meskipun tanpa persetujuan dari 
pembesar IM. Telik sandi gerakan 25 Januari 2011 oleh pemuda IM 
dikenal dengan “إئتلاف الشباب” (perkumpulan pemuda).14  Partisipasi 
IM dalam aksi demonstrasi tersebut, menjadi amunisi baru melawan 
rezim Mubarak. Tak lain penyebabnya kemampuan IM dalam 
memobilisasi massa dalam jumlah yang masif. Keikutsertaan IM 
dalam aksi perlawanan terhadap rezim, diikuti oleh propaganda 
para khatib keesokan harinya. Para khatib sepakat untukmengajak 
seluruh umat Islam untuk turun ke jalan setelah menunaikan salat 
Jumat. Para jamaah dibakar sebangatnya. Mimbar jumat menjadi 
senjata pemusnah rezim tiran. 

Perjalanan revolusi Mesir memasuki Jumat Kemarahan (جمعة 
 aksi kali ini bukan hanya terbatas dari para pemuda yang ,(الغضب
tercerahkan, tetapi telah menyebar kepada seluruh lapisan masyarakat 
Mesir. Kemarahan rakyat Mesir telah terbakar. Mereka tak bisa lagi 
melihat ibu pertiwi dipelintir oleh rezim yang tak bertanggung jawab. 
Jumat Kemarahan, memiliki aura tersendiri, ketika yel nasionalisme 
bersanding dalam salawat Badr, ketika mars perlawanan dikawinkan 
dengan Ayat Pembebasan. Terciptalah kerumunan massa yang 
siap menghancurkan sistem thagut, seperti pertarungan para nabi 

13  Merujuk kepada salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmizi, 
nomor 2329. Hadis tersebut berbunyi:

إن من أعظم الجهاد كلمة عدل )وفي رواية :كلمة حق( عند سلطان جائر
Terjemahnya:
Jihad yang terbesar adalah perkataan yang adil (dalam beberapa riwayat: perkataan yang 
benar) kepada penguasa yang benar.

14 Azmi Besharah, Ṡaurah Mas{riyah; min Jumhuriyah Yuliyu ila Ṡaurah Yanayir, juz 
1, hal. 369.
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melawan tiran penguasa di masanya. Muhammad Badawi, salah 
seorang kontributor dan kordinator lapangan aksi revolusi Mesir 
menceritakan:

، إلا  السابقة  اليوم هادئ جدا وكأن شيئا لم يكن في الأيام 
انقطاع خدمة الرسائل القصيرة  منذ منتصف الليل ، وانقطاع 
الاتصالات اللاسلكية منذ التاسعة صباحا ، كل قائد مجموعة 
يتوجه إلي بيوتهم ويلتقي بهم ، بل ربما يضطر للمرور علي منازلهم 
لانقطاع الاتصال، وتذهب كل مجموعة منفردة للصلاة بالجامع 
الكبير... كانت المجموعة التي أدت الصلاة بجامع طلعت حرب  
تنوي  اللحاق بزملائهم ،ولكن مشهد المصلين أمام المسجد 
وهم في انتظار من يهتف بهم لتبدأ مسيرة أخري كان دافعا قويا 
لهم ليهتفوا بالشعارات التي هتفت بها الجماهير ليلة الخامس 
والعشرين “الشعب يريد إسقاط النظام ـ تغيير ..حرية..عدالة 
وبالفعل اصطف  مبارك”  يسقط حسني  يسقط  ـ  اجتماعية 
الناس في صفوف وجعلوا علم مصر من أمامهم ، وتتجه المسيرة 
للحاق وسط  الكبير  للجامع  سلفا  المحدد  السير  باتجاه خط 

مساكن إمبابة...15
Terjemahnya:
Hari itu begitu tenang seolah tak terjadi apa-apa di hari 
sebelumnya, kecuali layanan sms telah terputus sejah tengah 
malam sebelumnya lalu disusul pemutusan layanan telpon seluler 
sejak pukul sembilan pagi. Para koordinator lapangan pulang 
ke rumah masing-masing untuk mengunjungi (keluarganya) 
atau sekedar bertemu koordinator lainnya karena layanan 
telekomunikasi telah terputus. (dan) berangkatlah tiap-tiap 

15  Muhammad Badawi, 25-28 Yanāyīr… al-Tarīq ilā al-Tahrīr, dalam Ahmad Abdul 
Hamīd (et.al.), Yaumiyyāt al-Ṡaurah al-Mas}riyah Yanāyir 2011, hal. 73-74.
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kelompok menunaikan salat Jumat secara terpisah di mesjid 
al-Jami’ al-Kabir (salah satu masjid dan daerah strategis di 
distrik Imbaba… (di tempat lain) kelompok yang menunaikan 
salat di mesjid Talat el-Harb, -yang sebenarnya ingin langsung 
berbaur dengan kelompok lainnya, sembari menunggu intruksi 
dari pengeras suara-, tiba-tiba massa mendengungkan yel-yel 
perlawanan (yang menjadi magnet simpatisan lain) yang telah 
dirancang pada kamis malam. “Rakyat ingin menjatuhkan 
sistem, perubahan, liberasi, keadilan, -lengser, lengserlah 
Husni Mubarak”. Sekonyong-konyongnya, (yel tersebut telah 
membakar semangat para jamaah) berbarislah ribuan manusia 
sembari menenteng bendera Mesir di hadapan mereka, berarak-
arakan menuju masjid al-Jami’ al-Kabir yang padat pemukiman 
di distrik Imbaba…

Akhirnya pada tanggal 11 Februari 2011, Umar Sulaiman, 
mengumumkan pencopotan jabatan Mubarak dari posisinya 
sebagai presiden Republik Mesir dan mengumumkan pemerintahan 
dijalankan oleh aparat keamanan bersenjata Mesir, selama enam 
bulan sampai pemilihan ulang dilangsungkan dan pemerintahan 
baru terbentuk.16

Cita revolusi mulai terbit ketika Februari 2012, seiring dengan 
berseminya bunga di hadiqah dan di taman kota, sebagai tanda 
masuknya musim semi. Musim dingin revolusi telah terdepak 
menanti surya perubahan di Bumi Kinanah Mesir. Bulan Februari 
2012 rakyat Mesir menghelat pemilihan umum, pemilihan demokratis 
pertama yang terjadi dalam setelah pemerintahan Mubarak. 
Pemilihan itu menghasilkan pemenang Hizb al-Hurriyah wa al-
‘Adalah (partai Ikhwanul Muslimin) dengan perolehan 58,3 %, 
dengan jatah kursi parlemen sebanyak 105, diikuti oleh Hizb al-Nur 
dengan perolehan 25% suara, dengan 46 kursi  Hizb al-Wafd al-Jadid 
dengan 14 kursi, terakhir dari I’tilaf al-Katlah al-Masriyah dengan 
8 kursi parlemen17. Kemenangan besar yang diperoleh al-Hizb al-

16 http://www.sis.gov.eg/Newvr/reveulotion/html/3.htm  diakses tanggal 30 
Oktober 2017.

17 Muhsin Muhammad S{ālih (ed.), Silsilah Mas{r bain ‘Ahdain Mursī wa Sīsī Dirasāt 
Muqaranah; al-Tagayyurāt al-Dusturiyah wa al-Intikhāb, hal. 15.
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Hurriyah wa al-‘Adalah memuluskan jalan IM untuk mencalonkan 
kadernya pada bursa pencalonan presiden Mesir, Muhammad Mursi. 
Wal hasil, setelah pemilihan presiden yang dilangsungkan pada 
23 – 24 Mei 2012, Muhammad Mursi memperoleh 13.230.131 suara 
dengan presentase sebesar 51.73 %. Di pihak lain Ahmad Syafiq, 
mantan perdana menteri periode Mubarak, memperoleh 12.347.380 
suara dengan presentase sebesar 48.27 %18. 

Surya perubahan dari perjalanan revolusi, akhirnya terbit. 
Keadaan darurat dihapuskan dan keadaan Mesir mulai kondusif. 
Eksotisme rangkaian piramid di Giza terlihat megah dihantam 
senyum mentari di musim panas. Rententan kuil para raja Mesir 
Kuno di Luxor terlihat khidmat, setelah serangkaian perlawanan 
yang mencatat sejarah negeri ini, mulai dari tiran masa kuno 
sampai tiran modern di milenium ini.  30 Juni 2012 pihak militer 
menyerahkan kekuasaanya kepada presiden terpilih, Muhammad 
Mursi. Demikian pula, pada 8 Agustus 2012, diumumkan pengaktifan 
kembali Dewan Perwakilan Rakyat (مجلس الشعب), akan tetapi Mursi 
menonaktifkan kembali dua hari setelah menjabat. Pada 13 Agustus 
2012, Mursi mengangkat Mahmud Makki sebagai wakil presiden 
dan pejabat lainnya, salah satunya Abd al-Fattah al-Sisi sebagai 
menteri pertahanan Mesir. Sayang, lawan politik Mursi melihat 
pola pengangkatan pejabat Mursi terkesan kental dengan politik 
balas dendam bagi lawan politik IM sebelumnya. Polemik ini 
menyebabkan Mursi untuk mengklarifikasi keputusannya bukanlah 
ditujukan untuk melawan person, kelompok atau malah merusak 
dan menghancurkan partai lain.

Prahara Mursi dimulai pada 22 November 2012, para nasionalis 
Mesir terlalu takut dengan sistem pemerintahan Mursi yang terkesan 
radikal dan revivalis khilafah. Mursi mengeluarkan perundang-
undangan baru yang mengatur mekanisme peradilan Mubarak. 
Setelah itu, Mursi memberhentikan wakil umum Mahmud Abd 
al-Majid. Mursi juga menyematkan hak preogatif kepada posisinya 
sebagai presiden Mesir, dengan dalih memperjuangkan aspirasi 
Revolusi 25 Januari, kehidupan umum, serta kepentingan negara. 
Dengan hak preogatif tersebut, segala keputusan Mursi bersifat 

18  https://elections.masreat.com/19302 diakses pada 31 Oktober 2017.
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absolut, tak dapat ditolak, bahkan segala produk perundang-
undangan yang diputuskan Mursi bersifat final dan tak dapat diuji 
materi pada institusi hukum manapun. Hak preogatif tersebut 
dibuat Mursi setelah kritik pedas dari pihak oposan, yang senantiasa 
menyerang dan mengkritik setiap keputusannya; mulai dari 
kunjungan kenegaraan yang dihelat Mursi, sampai kepada komposisi 
kabinet yang dibentuk Mursi19. 

Kepercayaan publik kepada Mursi mulai merosot ketika sejumlah 
tokoh nasionalis kharismatik ikut mengkritik dan mempertanyakan 
kebijakan otoritatif Mursi. Salah satu yang paling fenomenal ketika 
Mohammed Elbaradei, tokoh kharismatik Mesir, mengkiritik, “Dr. 
Muhammad Mursi telah mengangkat dirinya setingkat nabi, yang 
memiliki kemampuan untuk membuat hukum tanpa kritik dan 
absolut.” Persepsi publik berubah, dari simpati menjadi antipati. 
Dari kagum menjadi geram. Kepemimpinan Mursi dinilai sebagai 
tirani dan otoriter baru, sehingga untuk menghentikan pemerintahan 
tersebut diperlukan gerakan revolusi baru. Suasana politik Mesir 
kembali kepada instabilitas. Chaos menjamur. Demonstrasi bertebar. 
Sayangnya, perlawanan kini terbelah menjadi dua kubu, pendukung 
dan penolak Mursi. Perlawanan rakyat Mesir terpecah menjadi dua 
kubu: kubu pertama menamakan diri sebagai Gerakan Perlawanan 
( التمرد  kubu kedua sebagai pendukung Mursi dengan ;(حركة 
mendeklarasikan diri sebagai al-‘Itisam (الاعتصام).20

28 Juni 2013 pendukung Mursi melakukan aksi turun ke jalan 
sebagai aksi dukungan penuh terhadap pemerintahan Mursi. Massa 
terkonsentrasi di distrik Rabeah el-Adawiyah, yang menjadi salah 
satu markas angkatan militer Mesir. Aksi tersebut memicu aksi 
tandingan yang dilangsungkan 30 Juni 2013, barisan yang dibentuk 
dari seluruh kader aliansi partai oposisi Mursi, dengan nama Gerakan 
Perlawanan (حركة التمرد). Pertarungan opini telah terjadi. Ribuan massa 
turun menyatakan sikap dan pandangannya. Jika dilihat kembali 
perolehan suara Mursi, sangat rentan untuk dimanipulasi dan 
diserang dengan mengatasnamakan rakyat. Kemenangan Mursi tidak 

19 Muhsin Muhammad S{ālih (ed.), et.al., Silsilah Mas{r bain ‘Ahdain Mursī wa Sīsī 
Dirasāt Muqaranah; al-Tagayyurāt al-Dusturiyah wa al-Intikhāb, hal. 17.

20 Muhsin Muhammad S{ālih (ed.), et.al., Silsilah Mas{r bain ‘Ahdain Mursī wa Sīsī 
Dirasāt Muqaranah; al-Tagayyurāt al-Dusturiyah wa al-Intikhāb, hal. 20-23.
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mutlak. Mursi hanya memenangkan 50 % lebih, dan lawan Mursi, 
Ahmad Syafiq menguasai sisanya. Presentasi inilah yang membuat 
posisi Mursi tidak aman. Keraguan masyarakat tentang perubahan 
masih sangat tinggi. Proyek dan gagasan revolusi diterima dengan 
terbata-bata oleh sebagian lapisan masyarakat Mesir. Hasil pilpres 
menunjukkan keraguan dengan perubahan, Mubarak memang ingin 
dilengserkan, tetapi rakyat Mesir masih ragu mengganti sistem yang 
dianut Mubarak. Selisih 1 juta suara adalah simbol keraguan yang 
masih terserak di setiap lapis masyarakat Mesir. Di sisi lain Mursi 
tak mampu menjadikan ajaran Ikhwan yang berbasis Islam menjadi 
instrumen politik secara maksimal. Ajaran IM yang dinilai sebagai 
gembong oposisi demokrasi, ajaran yang sarat dengan kritik terhadap 
sistem eksploitasi politik Barat, serta ajaran politik yang menjadi 
kiblat bagi seluruh aliran transnasionalisme, tidak mampu dielaborasi 
lebih jauh oleh Mursi untuk menarik simpati massa. Ajaran IM buntu.

3 Juli 2013, Abdul Fattah al-Sisi mengumumkan pencopotan 
jabatan Mursi dari kursi kepresidenan. Setelah mendapat dukungan 
dari tokoh politik nasional Mohammed Elbaradei, Grand Syeikh 
al-Azhar Ahmad Thayyib, Pope Towadrus, pemimpin Koptik 
Mesir, pimpinan partai Hizb al-Nur, dan seluruh kordinator 
lapangan Gerakan Perlawanan (التمرد  Al-Sisi menyerahkan .(حركة 
kepemimpinan kepada Adli Manshour sampai diselenggarakan 
pemilihan ulang selanjutnya. Terjadilah penolakan besar, bentrokan 
dua kubu tak terbantahkan lagi. Pendukung Mursi menolak segala 
bentuk kebijakan al-Sisi. Mereka menilai kebijakan itu tak lain 
sebagai bentuk kemunafikan atas kekalahan boneka Mubarak dalam 
pilpres sebelumnya. Rabeah el-Adaweyah basis massa al-‘Itisam 
dan pendukung Mursi menjadi kuburan Massal. Jumlah korban 
berbeda sesuai dengan versi dan kepentingan politik masing-masing. 
Al-Sisi mengumumkan korban sekitar 300 orang. Dari pohak Mursi 
sebanyak 2600 orang. Dari pihak amnesti internasional sebanyak 
600 orang.21 Ala kuli hal, seratus orang yang meninggal dalam aksi 
demonstrasi merupakan kegagalan sistem dan anomali politik yang 
membingungkan.

21 Muhsin Muhammad S{ālih (ed.), et.al., Silsilah Mas{r bain ‘Ahdain Mursī wa Sīsī 
Dirasāt Muqaranah; al-Tagayyurāt al-Dusturiyah wa al-Intikhāb, hal. 16-17.
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23 September 2013, Pengadilan Mesir menetapkan Ikhwanul 
Muslimin dan seluruh asosiasi yang bernaung di bawahnya; 
institusi pendidikan; badan amal sosial; dan perkumpulan swadaya 
dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Tercatat ada 1.130 lembaga 
kemasyarakatan, 137 sekolah dan ratusan perusahaan yang 
mengatasnamakan Ikhwanul Muslimin diakusisi Pemerintah Mesir. 
Pada 25 Desember 2013 Ikhwanul Muslimin ditetapkan sebagai 
partai teroris, sehingga seluruh anggotanya harus membela diri atas 
tuduhan teroris. Para partisan IM dituntut minimal hukuman 5 tahun 
penjara dan maksimal hukuman mati.22

23 Maret 2014, al-Sisi mengumumkan pengunduran dirinya dari 
posisi militer, dan pada waktu yang sama menetapkan keinginannya 
untuk maju pada pemilihan presiden Mesir selanjutnya. Pemilihan 
presiden Mesir berlangsung pada bulan Mei 2014, dengan kandidat; 
al-Sisi dan Ahmad Sibahi. 3 Juni 2014, Komisi Pemilihan Umum (لجنة 
 mengumumkan secara resmi kemenangan al-Sisi dengan (الانتخابات
presentase 96,9 %, sedangkan Ahmad Sibahi memperoleh 3,1 %23. 
Kemenangan mutlak sekaligus omong kosong yang menunjukkan 
betapa termanipulasinya proses pemilihan tersebut. Kemenangan 
yang mencapai 75 % sangat rentan dengan manipulasi suara. Negara 
dengan pemimpin tiran dan rezim otoriter, menjadikan pemilihan 
umum sekadar alat legitimasi kekuasaan, hal tersebut terbukti 
dari minimnya partisipasi warga untuk memilih. BBC misalnya 
mewartakan bahwa partisipasi pemilih pada pilpres kedua sangat 
minim, bahkan keterlibatan pemuda sebagai aktor revolusi sangat 
sunyi dan senyap.24 Pada akhirnya, dicatat dalam buku komparasi 
pemerintahan Mursi dan al-Sisi:

، وبدا المشهد المصري وكأنه قد عاد  هكذا تطورت الأحداث 
إلي ما كان عليه قبل تنحي مبارك، حيث برّأت محكمة جنايات 

22 Muhsin Muhammad S{ālih (ed.), et.al., Silsilah Mas{r bain ‘Ahdain Mursī wa Sīsī 
Dirasāt Muqaranah; al-Tagayyurāt al-Dusturiyah wa al-Intikhāb, hal. 23.

23 https://pres2014.elections.eg/presidential-elections-2014-results diakses pada 
31 Oktober 2017.

24 http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/10/151018_egypt_elections_
second_day diakses pada 31 Oktober 2017.
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القاهرة مبارك وسبعة من كبار المسؤولين الأمنيين في عهده. كما 
ألغت محكمة النقص حكماً اخر بحسبه ثلاثة أعوام، وحبس 
نجليه أربعة أعوام في قضية استيلاء علي أموال عامة، وأمرت 
إعادة  بانتظار  عنهما  الإفراج  يتم  أن  قبل  بإعادة محاكمتهم، 
المحاكمة. وعادت الجناعة الإخوان المسلمين جماعة محظورة، 
الرأي و التعبير, وحرية الصحافة،  وعادت عملية كبت حرية 

والحريات العامة...25
Terjemahnya:
Demikianlah rentetan peristiwa (revolusi Mesir), panorama 
politik Mesir seolah kembali kepada situasi sebelum pelengseran 
Mubarak. Mubarak beserta tujuh orang tangan kanan Mubarak 
di pemerintahan sebelumnya, dinyatakan bebas oleh pengadilan 
Cairo. Pengurangan hukuman selama 3 tahun juga diberikan 
kepada dua orang anaknya, yang sebelumnya divonis 4 tahun 
penjara atas tuduhan penggelapan uang negara. Belum selesai 
proses peradilan kedua anak Mubarak, pengadilan Mesir diminta 
untuk mengulangi peradilan mereka. Ikhwanul Muslimin 
kembali menjadi organisasi terlarang dan berbahaya. Kebebasan 
berekspresi, pers dan kebebasan umum kembali dikekang oleh 
pemerintah.

Revolusi Mesir gagal. Darah pejuang revolusi belum mampu 
menebas rezim dan sistem eksploitasi yang dibentuk oleh para firaun 
baru. Lebih pedih dan menyakitkan lagi, proses revolusi Mesir yang 
berpilin pada tempatnya menunjukkan bahwa politik Islam belum 
layak membentuk sebuah negara! Kegagalan pemerintahan Mursi, 
dengan berat hati harus diakui, menunjukkan Islam belum layak 
menjadi sistem negara. 

2. Menebar Pengawet Tiran; Dalih Puritanisme vis a vis Neo-

25  Muhsin Muhammad S{ālih (ed.), et.al., Silsilah Mas{r bain ‘Ahdain Mursī wa Sīsī 
Dirasāt Muqaranah; al-Tagayyurāt al-Dusturiyah wa al-Intikhāb, hal. 25.
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Liberalisme
Kalau Andi Mallarangeng, mewartakan orang Bugis belum 

layak menjadi presiden, maka kegagalan pemerintahan Mursi 
menunjukkan Islam belum pantas menjadi sistem negara. Kegagalan 
Mursi, telah menimbulkan tafsir yang beragam; kegagalan Islam 
puritan, ketidak mampuan mengatur sumbu dan orbit kekuasaan, 
sampai kepada ketidaksiapan masyarakat Mesir dengan ide revolusi. 
Akan tetapi, ironi yang paling menyayat adalah kegagalan Mursi juga 
kegagalan politik Islam. Kegagalan Islam sebagai sistem kenegaraan 
terletak pada paradigma umat Islam tentang konsep Islam itu 
sendiri. Islam selama ini hanya dipandang sebagai instrumen tafsir 
atas realitas sistemik dan politik (agama), sehingga nilai Islam tidak 
mampu bertrasnformasi sebagai katalisator dalam mengubah tatanan 
struktur realistas. Fungsi agama seperti inilah yang menjadi candu 
dan racun dalam peradaban kemanusiaan. Seperti filsafat sebagai alat 
kritik dan instrumen refleksi, agama memiliki tugas untuk membuka 
topeng membuka topeng (unmasking) alienasi manusia dari segala 
bentuk sakralitas yang membelenggu kebebasan dan kezaliman 
diderita. Nilai Islam bukanlah berkisar pada kebenaran dunia-lain 
yang telah lenyap, akan tetapi nilai Islam adalah representasi dari 
kebenaran dan realitas yang terkonstruksi dalam dunia ini. Nilai 
Islam bukanlah pelayan bagi gugusan kebenaran masa lampau yang 
telah lapuk, akan tetapi ajaran Islam mesti bertrasformasi mengubah 
alur perjalanan rasio dalam panggung sejarah. Transformasi nilai 
realitas tersbut akan mengubah konsentrasi agama Islam dari wajah 
lamanya saat ini. Ketika Islam berkahwin dengan realitas sistemik, 
maka kritik tidak lagi ditujukan ke langit, akan tetapi mengakar pada 
polemik kebumian. Fiqh akan bertransformasi menjadi fiqh al-Waqi 
(fiqh realitas), teologi akan berubah menjadi politik, tafsir berubah 
menjadi (qira’ah al-Waqi) pembacaan realitas.

Kemandulan interpretasi yang melanda pembacaan umat Islam 
dalam meregang jejaring fenomena politik membuat lupa antara 
sakralitas dan profanitas. Sangat gampang sekali terjadi proses 
sakralisasi nilai atas ajaran Islam oleh lapisan Islam tertentu. Dalih 
kembali kepada ajaran Islam murni merupakan jualan ide yang 
sangat laku dalam pembentukan ideologi masyarakat muslim. 
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Strategi purifikasi merupakan salah satu modal dan kapital paling 
efektif untuk membentuk kesadaran palsu atas nilai dan ajaran 
keislaman. Dengan kekuatan kapital yang dimiliki, kaum sakralis 
mampu memanipulasi kesadaran manusia dengan menawarkan 
doktrin yang mampu mengelabui pengalaman faktual. Dalam 
bahasa Marxian, sakralitas palsu merupakan pola kerja ideologi 
yang dibentuk oleh kelas borjuis untuk mengelabui kesadaran 
kelas proletar. Kebenaran palsu tersebut secara sistematis mampu 
menipu sehingga kelas yang dimanipulasi tidak sadar, atau tidak 
mampu menyadarinya, bahwa kebenaran yang mereka yakini adalah 
kebenaran palsu. Lebih jauh, Ideologi memiliki mekanisme khusus 
yang mampu memperbaiki diri (self-healing) dalam menghadapi 
kritik, sebab ideologi dirancang sedemikian rupa untuk mampu 
menangkis setiap kritik, serta secara berkesinambungan untuk terus 
menanamkan doktrin tentang kebenaran palsu yang diserukan oleh 
sebuah ideologi. Akibat ketidaksadaran ini, ideologi semakin mampu 
memperbaiki dirinya sendiri untuk melanggengkan dominasi dan 
kendali atas sebuah institusi sosial tertentu. Sehingga dalam konsep 
Marx, kesadaran palsu dan ketidaktahuan adalah pintu masuk bagi 
propaganda ideologi untuk menebarkan pengaruh dan dominasi 
atas kesadaran hakiki individu.26 

Kebenaran yang nampak dalam sebuah ideologi bukanlah 
karena ideologi itu sendiri bersifat rasional, ataukah ideologi itu tidak 
dapat dibuktikan kesalahannya. Akan tetapi, menurut Sorel, seorang 
pengikut Marx berpendapat, ideologi menjadi benar karena ideologi 
mampu nampak seolah-oleh benar. Di sini Sorel menyamakan 
ideologi dengan proses mistifikasi. Proses mistifikasi pertimbangan 
(judgement) dengan menerima penampakan kebenaran atas ideologi, 
serupa dengan proses idolatrisasi ala Baconian dalam perspektif 
ilmiah. Idol dan ideologi merupakan bentuk ajaran keasadaran 
palsu yang berusaha menghalangi timbulnya kesadaran kritis dari 
individu atau ilmuwan karena godaan material, kuasa, atau mirip 

26 Astrid Veranita Indah, Konsep Kekerasan Sistemik Slavoj Zizek Perspektif 
Epistemologi Archie Bahm dan Relevansinya dengan Problematika Kekerasan Sistemik Masyarakat 
Teknokapitalisme di Indonesia (Disertasi, Fakultas Ilmu Filsafat, Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta, 2017) hal. 93; lihat juga, Jon Elster, An Introduction to Karl Marx (Cambridge 
University Press, New York, 1986), hal. 172-173.
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dengan idol yang digagasn oleh Bacon. Pareto menyamakan ideologi, 
yang bermakna kesadaran palsu, dengan derivation. Derivation adalah 
sistem kepercayaan yang diterima tanpa menguji dan mengecek 
kebenarannya, manusia menerimanya begitu saja sebagai alat untuk 
memandang realitas duniawi.27 Pertanyaan yang bisa diajukan, apa 
penyebab kaum borjuis tega memanipulasi realitas yang ada lalu 
membungkusnya dengan keyakinan? Jawaban dari pertanyaan ini 
berbeda dan bervariatif menurut versi Marx sendiri sampai kepada 
pengikutnya. Namun yang pasti penyebab ideologi diciptakan 
adalah kepentingan penguasa untuk mempertahankan kekuatan 
dan kekuasaan yang mereka miliki. Proses kerja ideologi, dijelaskan 
lebih elok lagi oleh Slavoj Žižek. Dalam penjelasan Žižek, proses 
penetrasi ideologi menuju kesadaran mirip pola kerja cinta dalam 
kehidupan sehari-hari. Tanpa disengaja dan tanpa diduga, cinta 
masuk menyentak segala bentuk kesadaran yang telah dibangun. 
Cinta masuk menembus benteng pertahanan yang telah lama 
dibangun dengan rapih dan teliti. Tiba-tiba cinta masuk tanpa 
disadari, mengambil segala bentuk kehidupan yang telah dinikmati 
sebelumnya. Žižek mengutip paragraf unik Neil Gaiman dalam The 
Sandman:

Have you ever been in love? Horrible isn’t it? It makes you so 
vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it 
means that someone can get inside you and mess you up. You build 
up all these defenses, you build up a whole suit of armor, so that 
nothing can hurt you, then one stupid person, no different from any 
other stupid person, wanders into your stupid life . . . You give them 
a piece of you. They didn’t ask for it. They did something dumb one 
day, like kiss you or smile at you, and then your life isn’t your own 
anymore. Love takes hostages. It gets inside you. It eats you out and 
leaves you crying in the darkness, so simple a phrase like “maybe 
we should be just friends” turns into a glass splinter working its 
way into your heart. It hurts. Not just in the imagination. Not just in 
the mind. It’s a soul-hurt, a real gets-inside-you-and-rips-you-apart 
pain. I hate love.28

27 John Plamenatz, Ideology; Key Concept in Political Science (Palgrave Macmillah, 
London, 1970), hal. 25-28.

28  Slavoj Žižek, Violence; Six Sideways Reflection (Picardo, New York, 2008) hal. 
57, lihat juga Astrid Veranita Indah, Konsep Kekerasan Sistemik Slavoj Zizek Perspektif 
Epistemologi Archie Bahm dan Relevansinya dengan Problematika Kekerasan Sistemik Masyarakat 
Teknokapitalisme di Indonesia, hal 182-183.
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Terjemahnya:
Pernahkah anda jatuh cinta? Menyeramkan bukan? Cinta membuat 
anda begitu lemah. Cinta membuka hati anda yang berarti seorang 
bisa masuk ke sana dan mempermainkan anda. Anda telah 
membangun semua benteng pertahanan agar tak satupun yang 
mampu menyakiti anda, lalu tiba-tiba seorang bodoh datang, yang 
tidak ada bedanya dengan orang bodoh lainnya, yang berjalan-jalan 
dalam kehidupan anda. Anda lalu dengan bodohnya memberikan 
bagian dari diri anda, yang sama sekali tak pernah dimintanya. 
Pada suatu hari nanti mungkin dia akan melakukan hal-hal tolol 
seperti mencium atau memberikan senyuman manis kepada 
anda, lalu hidup bukan lagi milikmu. Cinta telah menyanderamu. 
Cinta telah masuk dalam dirimu. Cinta telah melahap dirimu, 
lalu meninggalkanmu dalam kegelapan untuk menangis. Suatu 
hari ketika dia berkata, “kita berteman saja!” Perkataan itu telah 
menghancurkan hatimu. Perkataan itu menyakitkan, bukan hanya 
dalam imaginasi atau pikiranmu saja, tetapi perkataan itu benar-
benar menyakitkan yang menghancurkanmu berkeping-keping. 
Aku benci cinta.

Ideologi mampu mengungkapkan makna yang terlepas dari 
sensor kesadaran manusia, akan tetapi perlu digaris bawahi makna 
tersebut mampu diakses dan dapat diketahui secara pasti. Žižek 
membagi ideologi menjadi tiga jenis yaitu:
1. Ideology in itself, ideologi jenis ini bermakna sebagai sekumpulan 

doktrin, ide, kepercayaan dan konsep yang mampu memberikan 
keyakinan akan kebenarannya yang digunakan untuk 
kepentingan kuasa. Ideologi jenis ini merupakan kepalsuan 
yang digunakan untuk kepentingan kelas penguasa. Ideologi 
ini semisal dengan ideologi dalam konsep Marx.29

2. Ideology for itself, ideologi ini merupakan transformasi dari 
ideologi jenis sebelumnya. Ideology for itself merupakan usaha 
untuk mempertahankan dominasi kebenaran palsu yang ada 
pada jenis ideologi jenis pertama. Sehingga ideologi dalam bentuk 
yang kedua tersebut tereksternalisasi dalam aparatus ideologi. 
Ideologi jenis pertama bersifat teoritis, sedangkan ideologi jenis 
kedua bersifat praktis. Ideologi jenis pertama berusaha pengaruh 
yang dihadirkan pada kepercayaan dan keyakinan, sedangkan 
pada ideologi jenis kedua terkonsentrasi pada dimensi praktis 
dan ketaatan. Žižek menganalogikan ideologi jenis kedua ini 

29  Slavoj Žižek (ed), Mapping Ideology, (Verso, London, 1994), hal. 10.
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dengan konsep Ideological State Apparatus (ISA) Althusser. Di 
mana aparatus ideologi negara terlembagakan dalam institusi 
polisi, tentara, universitas, gereja yang semuanya bertujuan 
untuk mempertahankan kebenaran palsu yang ada pada ideologi 
pertama.30

3. Ideology in-and-for itself, ideologi jenis ini merupakan kombinasi 
dari dua jenis sebelumnya. Ideologi memiliki dimensi kompleks 
yang tak hanya menggerogoti alam sadar tapi juga dengan 
aparatus ideologi tersebut mampu bertahan, dan lebih penting 
lagi, ideologi jenis ini tak menyembunyikan kebenaran palsu 
tersebut dalam slogan dan tudung yang menipu kesadaran. 
Akan tetapi ideologi ini secara vulgar membuka apa yang 
disembunyikannya. Dengan demikian individu secara tahu 
persis bahwa mereka terjebak dalam perangkap ideologi, akan 
tetapi mereka tak mampu menahan godaan yang ditawarkan 
oleh ideologi tersebut. Ungkapan Žižek yang terkenal dalam 
melukiskan bentuk ini adalah “I know it very well, but…”, “Saya 
tahu persis apa yang saya lakukan, tetapi…”31

Tak dapat disangkal terpilihnya Mursi sebagai presiden dalam 
pemilihan umum yang paling jujur pasca Mubarak, memiliki agenda 
untuk mengembalikan Islam dalam kancah pertarungan politik 
dunia. Demikian pula, para legislator Ikhwanul Muslimin yang 
terpilih dengan partai Hizb al-Hurriyah wa al-Adalah memiliki 
visi menjadikan Islam sebagai sistem politik Mesir. Akan tetapi 
strategi politik Islam yang lebih matang dan mumpuni mesti 
dipikirkan kembali, sebab telah lama Islam menjadi jualan politik 
yang tak beda dengan ajaran komunisme saat ini. Islam dan politik 
merupakan dua konsep yang telah lama bercampur aduk satu sama 
lain, sehingga sangat sulit untuk menentukan mana nilai Islam 
dan mana jualan politik. Indikator yang paling menohok ketika 
menyamakan Islam dengan proses demokrasi liberal. Politik Islam 
dimodifikasi sedimikian rupa agar mampu memuaskan hasrat 
kaum liberal demokrat, disamakanlah al-Syura dengan demokrasi, 
dewan perwakilan dengan Ahl al-Hill wa al-Aqd, kepentingan umum 

30  Slavoj Žižek (ed.), Mapping Ideology, hal. 12.
31  Slavoj Žižek (ed.), Mapping Ideology, hal. 14-15.
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dengan al-Maqasid al-Syari’ah dan sederet konsep termodifikasi 
lainnya. Akhirnya sulit membedakan mana konsep demokrasi liberal 
mana ajaran politik Islam. Ketika konsep demokrasi telah menjadi 
episteme, diskursus wacana yang mendominasi, politik Islam dibentuk 
sedimikian rupa, dalam wajahnya yang terdominasi, menjadi turunan 
atau versi agamis dari demokrasi liberal. 

Di sisi lain, agenda purifikasi ajaran Islam, menjadi instrumen 
mistis dalam membangun konsep politik melalui tudung khilafah yang 
dielu-elukan oleh Hizbut Tahrir. Menjelang kejatuhan Mubarak, dia 
sempat mengancam Amerika dengan ekstrimisme yang akan muncul 
di Timur Tengah yang akan mengancam stabilitas politik Amerika. 
“Saya tak akan kaget, jika kemunculan Islam ekstrim dan radikal 
akan bermunculan di Timur Tengah, dan mengancam stabilitas 
keamanan dan politik dunia”, timpalnya, sebagaimana dikatakan 
Ben-Elizer.32 Jualan politik puritanisme dan purifikasionisme tak lain 
adalah jualan ideologi yang seolah membentuk kebenaran palsu. 
Seperti cinta buta, yang telah membunuh logika, mendangkalkan 
pertimbangan, serta menumpulkan kritisisme. Puritanisme telah 
menjual kebenaran palsu dengan mengatasnamakan Al-Quran 
dan hadis Rasulullah yang disembunyikan dalam slogan kembali 
kepada Al-Quran dan Hadis. Ajaran ini lalu mampu memperbaiki 
dirinya akibat dimensi sakralitas yang dimiliki oleh Al-Quran dan 
Hadis. Ajaran ini mampu lepas dari segala bentok sensor kritik, 
sanggahan dan bantahan. Mengkritik ajaran puritanisme berarti 
mengkritik keabsahan Al-Quran, yang sama juga dengan istilah kafir. 
Perangkap inilah yang dipasang oleh ideologi puritanisme, sehingga 
pengikut dan pengagumnya banyak karena topeng kebenarannya, 
pengkritiknya digilas oleh persepsi negatif publik sebagai kafir. 
Pada akhirnya kegagalannya terlihat ketika ajaran ini tak mampu 
direalisasikan dalam dunia kemungkinan realitas yang tak berbatas. 
Kesalahannya terkuak ketika idenya tak mampu menjembatani 
problematika dan solusi. Aibnya terbeber ketika gagasan ini terlalu 
kolot melawan arus masif pergerakan teknologi umat manusia yang 
tak mengenal agama.

32  https://www.haaretz.com/israel-news/mubarak-slammed-u-s-in-phone-call-
with-israeli-mk-before-resignation-1.342831 diakses 31 Oktober 2017.
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Di manakah dan bagaimanakah politik Islam? Saya tidak berani 
menjawab pertanyaan ini. Menghidupkan politik Islam memerlukan 
strategi radikal, yang mampu membersihkan ampas ideologi puritan, 
kecendrungan munafik kaum Islamis liberal ataukah sikap plin-plan 
kaum moderat. Untuk mengalihkan pembicaraan dan menutupi 
kebodohan saya, mari menyimak anekdot jenaka Žižek.

Under socialism, Lenin’s advice to young people, his answer to what 
they should do, was “Learn, learn, and learn.” This was evoked at 
all times and displayed on all school walls. The joke goes: Marx, 
Engels, and Lenin are asked whether they would prefer to have a 
wife or a mistress. As expected, Marx, rather conservative in private 
matters, answers, “A wife!” while Engels, more of a bon vivant, opts 
for a mistress. To everyone’s surprise, Lenin says, ‘T d like to have 
both!” Why? Is there a hidden stripe of decadent jouisseur behind 
his austere revolutionary image? No-he explains: “So that I can 
tell my wife that I am going to my mistress, and my mistress that I 
have to be with my wife . . .” “And then, what do you do?” “I go to 
a solitary place to learn, learn, and learn!” Is this not exactly what 
Lenin did after the catastrophe of 1914? He withdrew to a lonely 
place in Switzerland, where he “learned, learned, and learned,” 
reading Hegel’s logic. 33

Terjemahnya:
Di bawah (rezim) sosialisme, Lenin selalu menasehati anak muda 
ketika ditanyai apa yang harus dilakukan adalah “Belajar, belajar, 
dan belajar.” Pesan ini terulang setiap saat dan terpampang di setiap 
dinding sekolah. Anekdotnya: Marx, Engels dan Lenin ditanyai 
pilih mana istri atau gundik. Jawaban Marx tentu memilih, “Istri”, 
yang memang agak kolot dalam masalah properti. Engels yang 
lebih nyentrik dibanding Marx, lebih melih gundik. Orang-orang 
terkejut ketika mendengar jawaban Lenin, “Saya memilih dua-
duanya!” Mengapa? Apakah dia memiliki motif tersembunyi di 
balik pandangan revolusinya yang sangat keras? “Tidak”, jawab 
Lenin. “Karena saya akan mengatakan kepada istri saya bahwa 
saya akan bersama gundikku, dan begitu pula gundikku, saya akan 
bersama istriku”, kata Lenin. “Lalu apa yang akan anda kerjakan?” 
“Saya akan pergi ke tempat sunyi untuk belajar, belajar, dan belajar!” 
Bukankah ini yang Lenin kerjakan setelah huru-hara 1914? Dia 
pergi ke tempat terpencil di Swis, tempat dia “belajar, belajar, dan 
belajar,” dan membaca logika Hegel.34

33  Slavoj Žižek, Violence; Six Sideways Reflection, hal. 8.
34  Bandingkan dengan Astrid Veranita Indah, Konsep Kekerasan Sistemik Slavoj Zizek 

Perspektif Epistemologi Archie Bahm dan Relevansinya dengan Problematika Kekerasan Sistemik 
Masyarakat Teknokapitalisme di Indonesia (Disertasi, Fakultas Ilmu Filsafat, Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017) hal. 86.
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Proyek revivalisasi dan reinterpretasi politik Islam tidak sekadar 
membutuhkan kekuasaan sekejap dalam proses revolusi gagal. 
Akan tetapi proyek revivalisasi politik Islam membutuhkan proses 
pembacaan dan “belajar, belajar dan belajar” lebih dalam untuk 
memperkenalkan politik Islam di tengah dominasi episteme demokrasi 
liberal banci dan proyek puritanisme goblok. 

C. “Belajar, Belajar dan Belajar!” Pola Politik Rasulullah
Jika ditanya siapakah pemimpin yang tidak pernah gagap 

dengan kekuasaan yang tiba-tiba takluk di hadapannya! Siapakah 
pemimpin yang mampu secara cerdas memanage dan mendistribusi 
kekuasaan tanpa menghilangkan keseimbangan tatanan, lalu 
mengatur dengan bijak kekayaan dan membina daerah taklukan yang 
menghampar? Saya pasti, sembari dengan amat bangga, menunjuk 
kepada sosok Muhammad, Rasulullah! Silahkan menuduh saya 
subjektif, kolot atau fanatik, alas, tak ada pandangan yang lepas 
dari pengaruh subjektivitas. Sebab sejarah hidup Rasulullah telah 
membentuk horizon cakrawala dalam pengalaman pembacaan 
saya, sehingga hanya Rasulullah yang menurut saya sangat cerdas 
dalam berpolitik dan menerapkan nilai politik Islam. Keberhasilan 
proyek politik Rasulullah dapat dilihat dari tiga aspek vital, yaitu: 
Pertama, keberhasilan Rasulullah dalam membangun uni-Arab yang 
tak mampu dicapai oleh para pemimpin suku Arab sebelumnya: 
Kedua, Rasulullah berhasil membangun tatanan masyarakat yang 
didasarkan atas afiliasi keagamaan yang menjadi basic structure bagi 
landasan kultural, sosial, ekonomi dan politik: Ketiga, Rasulullah 
berhasil membangun sebuah konstruksi ideologis-filosofis yang 
fleksibel untuk membangun konsep politik dan pola kekuasaan 
yang mampu bersinergi dengan instrumen dan piranti sosial dan 
kemasyarakatan. Para sarjanawan dan intelek Islam setidaknya 
sepakat bahwa proyek politik tersebut merupakan sumber data dan 
core field bagi konsep dan gagasan teoritis bagi politik Islam.

Teorisi politik Islam, di lain sisi, berbeda pendapat mengenai 
elemen yang membangun konstruksi politik Rasulullah. Sebagian 
ulama berpendapat bahwa elemen konstruktif yang menjadi 
keberhasilan proyek politik Rasulullah didasari oleh sakralitas, 



58 POLITIK ISLAM EMPIRIK

transendensi dan absolusitas wahyu35.   Sakralitas wahyu 
terepresentasikan dalam al-Quran, Hadis, dan praktik politik masa 
Khulafa al-Rasyidun. Wahyu merupakan fundamen ontologis 
dalam konstruksi dan bangunan politik Islam. Ontologi wahyu 
lalu dijadikan sebagai jaringan teks dalam membentuk piranti 
hermeneutik dalam aktivitas pembacaan praktik politik Islam yang 
selanjutnya membangun pola epistemologi sakralistik. Pada level 
aksiologis, politik Islam menjadi konsep terbentuk dalam dirinya 
sendiri, artinya penerapan bagi politik Islam didasari oleh teks dan 
nas Islami. Dengan demikian, sistem politik dinilai sebagai politik 
Islami ketika mampu menerjemahkan teks dan nas keislaman dalam 
praktik politik.

Golongan kedua berpendapat bahwa keberhasilan proyek 
politik Rasulullah didasari oleh kematangan taktis, strategi dan 
fleksibilitas ijtihad politik Rasulullah yang bersifat profan. Kebijakan 
Rasulullah diputuskan melalui musyawarah yang menjadi elemen 
fundamental dalam konstruksi ontik politik Islam36.  Praktik 
musyawarah yang melahirkan kompromi dan konsensus menjadi 
jembatan antaran profanitas realitas politik dan sakralitas risalah 
Islamiyah. Dengan demikian, golongan profanisme menjadikan 
musyawarah sebagai dasar ontologis dalam konstruksi politik Islam. 
Fundamen musyawarah melahirkan bentuk epistemologi akulturatif, 
asimiliatif namun kontradiktif37 dalam membangun konsep politik 

35 Bandingkan dengan, Barrāq Zakariya, al-Daulah wa al-Syari<’ah fi< al-Fikr al-
‘Arabi< al-Mu’as}ar  Cet. I, Beirut: Markaz al-Had|arah li Tanmiyah al-Fikr al-Islāmiyah, 
2013) h. 209-213.

36 Barrāq Zakariya, al-Daulah wa al-Syari<’ah fi< al-Fikr al-‘Arabi< al-Mu’as}ar, 
h. 133-148. 

37 Istilah “kontradiksi” merupakan gagasan filusuf Slavonia, Slavoj Žižek, 
yang digunakan ketika mereinterpretasi gagasan dialektika Hegel, yang terdiri dari 
thesis – antithesis = synthesis. Pola nalar seperti ini merupakan romantisisme modern, 
yang mengandaikan adanya sebuah determinasi historis atas pertentangan yang ada 
dalam realitas. Nalar sintesis merupakan mimpi utopis masa lalu yang mendambakan 
adanya solusi dalam setiap masalah dan problem yang dihadapi. Žižek pertama-tama 
memahami bahwa kontradiksi yang ada pada struktur realitas tidak bersifat harmonis, 
menyatukan kontradiksi-kontradiksi, mengkonsolidasikan tesis dan anti-tesis, akan 
tetapi kontradiksi tersebut akan senantiasa ada dalam realitas. Realitas, demikian juga 
pengetahuan tidak bersifat protogonis, akan tetapi bersifat antagonis. Pengetahuan dan 
realitas tidak mengandung inner harmony, yang menjadikan kontradiksi dan antagonisme 
realitas mampu disatukan dalam konsep dialektik. Antagonisme realitas akan senantiasa 
abadi dan bersifat eternal. Pola yang dialektis yang dihasilkan oleh thesis dan antithesis, 
tidaklah melahirkan synthesis sebagai unifikasi dan harmonisasi dari antagonisme tersebut. 
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Islam. Teks dan nas keislaman merupakan perangkat paradima yang 
menjembatani antara realitas politik dengan gagasan politik Islam. 
Politik Islam dalam pandangan ini, merupakan proses kompromi 
atas kontradiksi realitas politik profan dan sakralitas teks politik 
Islam. Pada tataran aksiologis, politik Islam adalah merupakan 
sistem politik yang berusaha merealisasikan substansi sakralitas 
teks keislaman dalam bingkai kekuasaan. Dengan demikian, sebuah 
sistem politik Islami adalah pola dan manajemen kuasa yang 
berusaha menerapkan nilai dasar dalam dimensi substansial. Dalam 
pandangan kelompok profanisme, Islam adalah ruh dan geist yang 
memotori sistem politik dalam laju perjalanan sejarahnya.

Politik Islam merupakan pengejawantahan identitas dan 
eksistensi umat dalam panggung diskursus dan wacana kuasa. Poltik 
Islam, sama seperti sistem politik lainnya, merupakan penolakan 
dan wacana tandingan (counter discourses) atas determinasi historis 
demokrasi liberal38 . Wacana politik Islam merupakan upaya 
pembuktian kreativitas umat Islam dalam menentukan nasib dan 
mengatur sirkulasi kekuasaan, serta upaya untuk menghidupkan 
kembali pesona agama yang telah tercabut dalam dunia modern39. 

Akan tetapi dialektika tesis dan antitesis melahirkan sebuah kontrakdiksi eternal dalam 
representasi realitas tersebut.  Dialektika yang dibangun oleh Žižek dalam pembacaannya 
terhadap Hegel adalah, thesis-antithesis =kontradiksi. Implikasi pemikiran Žižek akhirnya 
mengarahkan kepada adanya dimensi dalam realitas yang tak terjamah dan tak tunduk 
pada hukum logis atau rasio. Lihat, Slavoj Žižek, The Sublime Object of Ideology (London: 
Verso, 2008) h. xxix.

38 Pada tahun 1989, Francis Fukuyama menulis artikel yang berjudul The 
End of History yang dimuat pada jurnal The National Interest. Dalam artikel tersebut, 
Fukuyama menuliskan perjalanan demokrasi liberal dalam kancah sejarah kekuasaan 
serta pertarungan ideologi melawan rival demokrasi liberal yaitu; monarki absolut; 
komunis; dan fasis. Fukuyama berkesimpulan bahwa demokrasi liberal merupakan sistem 
pemerintahan yang menjadi akhir kreativitas manusia dalam mencari dan menemukan 
sistem kuasa yang mampu memenuhi seluruh kompleksitas kebutuhan manusia, 
utamanya; kebebasan dan pengakuan eksistenis. Artikel The End of History, dikembangkan 
menjadi buku yang menyita banyak perhatian teorisi politik, terlebih dalam penerimaan 
dan pengakuan atas kemenangan demokrasi liberal atas rival-rivalnya, dan tidak terkecuali 
sistem pemerintahan Islam. Lihat Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man 
(New York: McMillan, 1992). Menariknya gagasan determinasi demokrasi liberal diterima 
oleh salah satu teorisi politik muslim Mesir yang cukup berpengaruh Imām ‘Abd al-Fattah 
dalam bukunya, al-Akhlāq al-Siyasiyah: Dirāsah fi Falsafah al-Hukm (Cairo: Majles al-‘A’la, 
t.th). 

39 Jurgen Habermas, Legitimation Crisis (Cambridge: Polity Press, 1992) trans. 
Thomas McCarthy, h. 20-25. Dalam pandangan Habermas epistemologi dan nalar 
modernitas telah menghilangkan pesona agama yang terjadi akibat pola nalar yang terlalu 
terbelenggu dalam kerangka kerja positivistik yang mengobjektivikasi segala bentuk lini 
kehidupan. Akibatnya nalar yang terbangun dalam peradaban modern adalah nalar yang 
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Politik Islam adalah merupakan salah satu proyek Islamisasi 
sains serta pernyataan sikap bahwa pengetahuan dan ideologi tak 
lepas nilai (value free), akan tetapi ilmu pengetahuan mengemban 
tugas untuk menebarkan dan mengantarkan gagasan ideologi 
dari produsen wacana tersebut. Selain itu, produksi wacana dan 
pengetahuan sudah menjadi tanggung jawab sejarah umat Islam 
sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulu umat Islam, 
tatkala menerjemahkan, memproduksi dan membangun diskursus 
pengetahuan dalam kancah peradaban umat manusia40. Berdasar 
dari paradigma ini, serta proyek politik yang sejak awal digagas oleh 
Rasulullah menjadi sumber pengembangan wacana dan konstruksi 
teoritis politik Islam.

Proyek politik Rasulullah, telah dimulai sejak awal dakwah pada 
fase Mekah, sebagai mana disebutkan dalam riwayat ‘Afif al-Kindi, 
menunjukkan bahwa sejak awal khittah politik telah dibangun oleh 
Rasulullah. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanadnya: 

تَيتُْ 
َ
عَنْ عَفِيفْ الكِندِْي قاَلَ: كُنتُْ امْراً تاَجِراً فَقَدمْتُ الحجََّ فَأ

وَكَنَ امْراً  بَعْضَ الِتجَارَةِ  مِنهُْ  بْتاَعَ 
َ
لِأ لِبِ  العَبَّاسَ بنَ عَبدِْ المطَّ

ْ لعَِندَْهُ بمِِنّي إِذْ خَرَجَ رجَُلٌ مِنْ خِبَاءٍ قَرِيبٍْ مِنهُْ،  تاَجِراً فَوَالِله إِنِّي
ا رَآهَا مَالتَْ يَعْنِي قاَمَ يصَُليِّي ، قَالَ ثُمَّ خَرجََتْ  مْسِ فَلمََّ فَنَظَرَ إلِي الشِّي
فَهُ 

ْ
ةٌ مِنْ ذلكَِ الِخباَءِ الِذيْ خَرَجَ مِنهُْ ذلكِ الرَّجُلُ فَقَامَتْ خَل

َ
امْرَأ

، ثُمَّ خَرَجَ غُلَامٌ حِيْنَ رَاهَقَ الحلُمََ مِنْ ذلكَ الِخبَاءِ فَقَامَ مَعَهُ  تصَُليِّي
دٌ بْنُ  عَبَّاسِ: مَنْ هَذَا ياَ عَبَّاسُ؟ قَالَ هَذَا مُحمََّ

ْ
تُ للِ

ْ
، قَالَ : قُل يصَُليِّي

ةُ؟ 
َ
تُ: مَنْ هَذِهِ المرْأ

ْ
. قَالَ: فَقُل خِْ

َ
لِبِ ابْنُ أ عَبدِْ الِله بْنُ عَبدِْ المطَّ

تُ مَنْ هَذَا الفَتَي؟ 
ْ
. قَالَ: قُل تهُُ خَدِيَْةُ ابْنَةُ خُوَيلُِْ

َ
قَالَ هَذِهِ امْرَأ

يْ  ِ
ّ

تُ : فَمَا هَذَا الذ
ْ
هِ. قَالَ: فَقُل بِْ طَالِبُ ابْنُ عَمِّي

َ
قَالَ هَذَا عَلِيُّ بْنُ أ

dikuasai dan didominasi oleh rasio instrumental. Bandingkan dengan tesis penulis, Awal 
Muqsith, Interpretasi Komunikatif Ayat Perang dalam Perspektif Teori Tindak Komunikasi Jurgen 
Habermas, Tesis (Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 2012) h. 60-62.

40 Hassan Hanafī, Dirasāt Falsafiyah (Cet I, Cairo: Maktabah Anjlo, t.th.) h. 60-62. 
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ّ

مْرِهِ إِلا
َ
نَّهُ نبٌَِّ ، وَلمَْ يتَبِْعَهُ عَلَي أ

َ
، وَهُوَ يزَْعَمُ أ يصَْنَعُ؟ قاَلَ: يصَُليِّي

نَّهُ سَيُفْتَحُ عَليَهِْ كُنُوْزُ 
َ
فَتَي، وَهُوَ يزَْعَمُ أ

ْ
هِ هَذَا ال تهَ، وَابْنَ عَمِّي

َ
امْرَأ

شْعَثِ بنْ 
َ
. قَالَ: فَكَنَ عَفِيفُْ –وَهُوَ ابْنُ عَمِّي الأ كِسَْى وَ قَيصَْرَ

سْلمََ بَعْدَ ذَلكَِ ، فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ –: لوَْ كَانَ الُله 
َ
قَيسٍْ– يَقُوْلُ –وَأ

بِْ طَالِبٍ رضََِ 
َ
كُوْنَ ثاَلِاً مَعَ عَلِيٍّ بنِْ أ

َ
رَزَقَنِيْ الإسِْلَامَ يوَْمَئِذٍ ، فَأ

الُله عَنهُْ.  41
 Terjemahnya:
 Dari ‘Afif al-Kindi berkata, “Dulu saya seorang pedagang, ketika 

saya sedang melaksanakan haji, saya berkunjung ke Abbas bin 
Abdul Muttalib untuk membeli sebagian dagangannya. Abbas 
juga seorang pedang, dan demi Allah ketika saya sedang bersama 
Abbas, tiba-tiba seorang lelaki keluar sebuah rumah, menengok 
ke arah matahari lalu berdiri menunaikan salat. Kemudian 
keluar pula seorang wanita dari rumah lelaki yang tadi, lalu 
berdiri dibelakang lelaki tersebut dan ikut menunaikan salat. 
Lalu keluar pula seorang anak lelaki yang telah balig dari rumah 
yang sama turut serta menunaikan salat.” Afif berkata, “Saya 
bertanya, “Wahai Abbas siapakah lelaki ini?”  Abbas menjawab, 
“Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, 
kemanakan saya”. Afif berkata, “Saya kembali bertanya, “Siapa 
pula perempuan ini?” Abbas menjawab, “Dia adalah istri 
Muhammad, Khadijah binti Khuwailid”. Afif berkata, “Saya 
kembali bertanya, “Lalu anak lelaki ini siapa?” Abbas menjawab, 
“Dia adalah Ali bin Abi Talib, kemanakan Muhammad”. Afif 
berkata, “Saya bertanya lagi, “Apa yang sedang Muhammad 
kerjakan?” Abbas menjawab, “Muhammad sedang menunaikan 
salat, Muhammad mengaku sebagai seorang nabi, dan tak 
ada yang mengikuti dan mengimani kenabian Muhammad 
kecuali istri dan kemanakan Muhammad. Muhammad juga 
mengaku akan dibukakan kunci kekayaan Kisra dan Kaisar”. 

41 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal (Beirut: Muassah al-Risālah, t.th.) 
juz III, h. 306, hadis nomor 1787.
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Lalu Afif berkata, –Afif adalah kemanakan Asyas bin Qais– dan 
memeluk Islam dengan ikhlas setelah itu, “Jika sekiranya Allah 
menganugerahi aku dengan Islam maka saya menjadi yang 
ketiga setelah Ali bin Abi Talib”.

Muhammad akan menaklukkan Persia dan Bizantium, 
setidaknya visi tersebut yang menjadi proyek politik yang dipahami 
Abbas, ataukah proyek politik yang sejak awal digagas Rasulullah. 
Hadis tersebut juga menjadi pilar cita Islam untuk sebanding, atau 
bahkan mengalahkan kedigdayaan imperium Persia dan Romawi. 
Islam sebagai bangunan proyek ideologi yang mendunia sejak awal 
telah dicanangkan Rasulullah, bahkan saat Islam masih dianut oleh 
dua orang Khadijah dan Ali. Gagasan tersebut pula menjadi basis 
epistemik dalam menjadikan Islam sebagai sisyem pemerintahan 
yang siap bertarung dengan segala bentuk produk ideologi dunia 
lainnya.

Visi penaklukan Rasulullah tidak akan terjadi kecuali Rasulullah 
mampu mengatur stabilitas distribusi kekuasaan agar tak membuat 
para elit dan lapisan yang bergelut kekuasaan, menjadi musuh abadi 
Rasulullah. Kemampuan kompromistik dan pragmatis inilah yang 
jarang dikuak dalam pejalanan kekuasaan Rasulullah. Mari melihat 
berapa kisah:

1. Kompromi Rasulullah dengan Abu Sufyan saat Penaklukan 
Mekah
Ketika masyarakat Quraisy mengetahui segerombolan besar 

pasukan Islam berangkat menuju Mekah dengan niat menuntut 
keadilan atas perjanjian Hudaibiyah yang dilanggar oleh mereka. 
Pemuka suku Quraisy mengirim Abu Sufyan, dedengkot dan 
musuh besar Islam, untuk bernegoisiasi dengan Rasulullah. Saat itu 
Abbas berada bersama Rasulullah, yang membuat suasana negoisasi 
berjalan hangat. Tak pernah sedikitpun terlintas muka ketus, jutek 
ataupun sombong pada air muka Rasulullah ketika berhadapan 
dengan orang yang telah membantai dan membunuh puluhan 
umat Islam ini. Abbas bahkan memberikan pertimbangan kepada 
Rasulullah dan disaksikan oleh Abu Sufyan, bahwa Abu Sufyan 
adalah pemimpin dan hendaknya Rasulullah memberinya muka. 
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Dengan santun Rasulullah menjawab, “Yang berlindung di rumah 
Abu Sufyan akan aman”42. Sesaat ketika pasukan umat Islam hendak 
memasuki Mekah, Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk 
tidak menyerang kecuali mereka diserang duluan. Rasulullah bahkan 
menegur dengan keras Saad bin Ubadah ketika berteriak dihadapan 
pasukannya, “Hari   ini   adalah   hari pembalasan dendam dan hari 
kehinaan Quraisy!”  Perkataan Saad terdengar oleh Abu Sufyan, 
dan bergegas melaporkannya kepada Rasulullah. Dengan tenang 
dan lembut Rasulullah menjawab, “Saad telah keliru, hari ini adalah 
hari kasih sayang, hari di mana Allah akan mengagungkan Ka’bah, 
Mekah dan suku Quraisy”.43 

Beliau memasuki Mekah dan mengajak para pasukannya untuk 
membaca surah Al-Fath untuk menjaga semangat dan ketenangan 
mereka. Pasukan Islam berhasil menduduki Mekah tanpa ada kontak 
senjata, kecuali yang dari pasukan Khalid bin Walid yang telah 
diserang oleh para sisa pengikut fanatik Quraisy yang tak ingin 
menyerah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah hendak memasuki 
Masjidilharam, beliau meminta kunci Ka’bah sebagai simbol 
penaklukan Mekah tersebut dari Usman bin Thalhah.  Lalu datanglah 
Usman dengan kunci, tanpa banyak berbicara banyak ia segera 
beranjak pergi. Setelah Rasulullah membuka Masjidilharam, beliau 
kembali memanggil Usman bin Thalhah untuk mengembalikan kunci 
itu44, seraya berkata:

خذواها خالدة مخلة ، إن لم أدفعها إليكم ولكن الله دفعها 
إليكم ، ولا ينزعها منكم إلا ظالم.

 Terjemahnya:
 Ambillah untuk selamanya, sungguh saya tidak ingin 

memberikannya kepadamu tapi Allah lah yang memerintahkan-
Nya kepadaku, dan tidak ada yang mengambilnya darimu 

42  wal Muqsith, Interpretasi Komunikatif terhadap Ayat Perang dalam Perspektif Teori 
Tindak Komunikasi Jurgen Habermas, hal. 156.

43 Awal Muqsith, Interpretasi Komunikatif terhadap Ayat Perang dalam Perspektif Teori 
Tindak Komunikasi Jurgen Habermas, hal. 157.

44 Awal Muqsith, Interpretasi Komunikatif terhadap Ayat Perang dalam Perspektif Teori 
Tindak Komunikasi Jurgen Habermas, hal. 158.
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kecuali orang yang berlaku zalim.45

Selanjutnya Rasulullah memerintahkan Bilal untuk memanggil 
masyarakat Quraisy untuk berkumpul. Setelah mereka semua telah 
terkumpul beliau naik ke atas mimbar. Ia membuka pidatonya 
dengan ayat Al-Quran yang berbunyi:

نثَٰ وجََعَلۡنَكُٰمۡ شُعُوبٗا 
ُ
هَا ٱلنَّاسُ إنَِّا خَلَقۡنَكُٰم مِّن ذَكَرٖ وَأ يُّ

َ
أ يَٰٓ

َ عَليِمٌ  تۡقَىكُٰمۡۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّ

َ
ْۚ إنَِّ أ وَقَبَائٓلَِ لَِعَارَفُوٓا

خَبيِرٞ ١٣
 Terjemahnya
 Wahai manusia!  Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah 
yang paling bertakwa.  Sungguh  Allah Maha Mengetahui dan 
Maha Teliti (QS: 49: 13).”46

Suasana hening meliputi Masjidilharam. Pertanyaan Rasulullah 
seolah memecahkan keheningan itu, “Wahai bangsa Quraisy! 
Menurut kalian apa yang akan kulakukan kepada kalian?” Mereka 
hanya bisa tertunduk sambil memikirkan nasib mereka kelak, 
namun mereka juga telah mengenal Muhammad yang lembut dan 
penyayang.   “Perlakuan   baik, (sebab   engkau) saudara yang baik 
dan kemanakan yang baik.” Mendengar jawaban itu Rasulullah lalu 
memberikan amnesti kepada seluruh masyarakat Mekah. Beliau 
berkata kepada mereka, “Pergilah, sekarang kalian adalah orang 
yang bebas.” Pemaafan Rasulullah kepada seluruh penduduk Mekah 
tak pernah dilakukan oleh suku manapun di Arab. Sikap itu telah 
menarik hati seluruh suku yang ada di Mekah terutama para sekutu 
Quraisy untuk masuk Islam secara berbondong-bondong.

45 Awal Muqsith, Interpretasi Komunikatif terhadap Ayat Perang dalam Perspektif Teori 
Tindak Komunikasi Jurgen Habermas, hal. 158.

46 Lihat Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Madinah: 
Mujamma’ al-Malik Fahdli Thiba’at al-Mushaf as-Syarif, 1415 H.), h. 847.
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2. Teguran atas Sikap Rasulullah yang Lemah-Lembut

وَىهُٰمۡ 
ۡ
ارَ وَٱلمُۡنَفِٰقِيَن وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚ وَمَأ هَا ٱلنَّبُِّ جَهِٰدِ ٱلۡكُفَّ يُّ

َ
أ يَٰٓ

جَهَنَّمُۖ وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيُر ٧٣ 
 Terjemahnya:
 Wahai Nabi! Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-

orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat 
mereka adalah neraka Jahannam. Dan itulah seburuk-buruknya 
tempat kembali (QS: 9: 73).47

Ayat tersebut turun berkaitan dengan sikap Rasulullah 
terhadap para musuh dan para kelompok oposisi Rasulullah. Sikap 
Rasulullah yang tidak pernah memusuhi person tetapi sikap dan 
tindakan mereka, membuat musuh beliau sangat menghormati 
dan kagum kepadanya. Atas sikap beliau, kadang Rasulullah 
terkesan begitu memanjakan para musuhnya. Sikap Rasulullah 
sangat menghormati kepada para musuhnya baik; kepada golongan 
munafik; kafir dan orang-orang musyrik. Pada golongan munafik, 
Rasulullah memperlakukan mereka sama seperti orang Islam yang 
jujur. Meskipun mereka berulang kali berusaha melakukan makar, 
pemberontakan dan bahkan berusaha membunuh Rasulullah, 
dengan menjadikan Islam sebagai kedok untuk menghancurkan 
dari dalam, namun Rasulullah tak pernah memusuhi mereka secara 
pribadi. Sikap Rasulullah tegas membenci kemunafikan namun tak 
pernah membenci person dan individu48. Untuk golongan kafir, sikap 
yang sama ditunjukkan oleh Rasulullah kepada mereka. Tercatat 
dalam beberapa kali peperangan, setelah Rasulullah tak segan 
membagi-bagi harta rampasan perang kepada para pemimpin kafir 
dalam rangka membangun rasa akrab, simpati, penghormatan dan 
mencairkan suasana permusuhan antara kaum kafir Quraisy dengan 
Islam Setelah kemenangan di Tabuk, strategi itu berubah. Ayat ini 

47 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, hal: 291.
48 Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Qur`an al-Hakim (Daar Manaar, Cairo: 

1947) jilid X, hal: 637-639.
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diturunkan sebagai larangan Rasulullah untuk memberikan harta 
rampasan perang itu kepada mereka49. Rasulullah diminta untuk 
berjihad, yaitu berlaku tegas agar umat Islam tidak lagi diremehkan 
dan dipandang rendah oleh orang kafir. Sikap Rasulullah kepada 
orang musyrik, terlihat jelas ketika dia membantu suku Khuza’ah 
untuk menuntut keadilan atas pembantaian yang dilakukan suku 
Bakr dan akibatnya terjadilah peristiwa penaklukan Mekah. 50 
Perubahan sikap Rasulullah strategi dakwah dari lemah lembut ke 
sikap tegas dan disiplin, membuat orang-orang kafir, munafik dan 
orang musyrik memeluk Islam dan tunduk di bawah kekuasaan 
Islam. Terdapat ketakutan dikalangan orang-orang yang pernah 
berinteraksi dengan Rasulullah jika sikap dan perhatian beliau hilang 
begitu saja karena kekufuran dan kemunafikan mereka. 

Strategi kepemimpinan Rasulullah menunjukkan rasa segan, 
kharisma dan bahkan cinta yang terselubung dan tidak disadari, 
bukanlah sebuah mukjizat kenabian Muhammad. Akan tetapi sikap 
tersebut merupakan strategi yang dapat diasah dan dikembangkan 
dengan kemampuan membaca situasi dan realitas politik yang ada. 
Lawan akan selalu ada dalam perebutan kekuasaan, akan tetapi 
strategi Rasulullah dalam memperlakukan lawan dan kawan secara 
seimbang membuat kekuasaannya disegani, loyalis dan pengikutnya 
sangat setia. Berulang kali Rasulullah hendak dibunuh dan dihabisi 
oleh musuhnya, namun kemampuan strategis Rasulullah yang sangat 
cerdas mampu meredam segala perlawanan yang ada. Strategi politik 
Rasulullah bukanlah sebuah mukjizat yang hanya dimiliki oleh beliau 
saja, akan tetapi aktivitas politiknya yang terekam sejarah, pola 
pengembangan modal jaringan sosial, metode kaderisasi yang ikhlas 
tak berpamrih dan cara kerja interaksi Rasulullah dengan seluruh 
lapisan masyarakat; penguasa elit, lapisan menengah; dan masyarakat 
bawah, merupakan manuskrip politik yang seharusnya dikaji dan 
dibaca ulang untuk meramu sistem politik Islam. Kemandulan Mursi 
dalam mengatur keseimbangan kekuatan-kekuatan politik yang ada 
di Mesir saat itu menjadi bumerang bagi pemerintahnnya. Bertindak 

49 Muhammad Thahir Ibnu-’Asyur, Al-Tahrir wa Al-Tanwir (Daar Tunisiyyah, 
Tripoli: 1984) jilid X, hal: 267.

50 Penjelasan lebih lanjut lihat tesis penulis Awal Muqsith, Interpretasi Komunikatif 
terhadap Ayat Perang dalam Perspektif Teori Tindak Komunikasi Jurgen Habermas, hal. 278 – 280.
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tegas kepada musuh memang penting, tetapi memanusiakan musuh 
jauh lebih strategis. Melenyapkan lawan politik penting, tetapi 
memanfaatkan kekuatan lawan jauh lebih elegan.

Sampailah kepada perjalanan akhir. Saya tidak ingin seperti 
Mallarangeng, -terlebih harus mendekam dibui selama dua tahun 
karena korupsi-, tetapi harus saya akui, kisah pedih revolusi gagal 
Mesir, menunjukkan “Sistem Politik Islam yang ada saat ini belum siap 
dijadikan sebagai sistem bernegara!” Pembacaan kaum sakralis dalam 
politik masih terlalu idealis akhirnya tidak mampu menjembatani 
kontradiksi yang terjadi dalam realitas politik yang ada. Di sisi 
lain, kaum liberal yang berusaha mendandani Islam dengan 
konsep demokrasi liberal, telah menghilangkan Islam itu sendiri. 
Islam tenggelam dalam dimensi humanis liberal. Konsekuensinya 
nilai kemanusiaan Islam tak memiliki surplus, kelebihan dari nilai 
demokrasi liberal. Musyawarah sama dengan demokrasi tidak lebih. 
Tak ada yang menarik dan penting dalam sistem politik Islam, sebab 
demokrasi liberal masih terlalu superior dalam nalar kaum Islam 
liberal. Pendekatan kaum modernis yang berusaha menengahi dua 
kubu tersebut, memperlihatkan aib keragu-raguan, dan mengarah 
kepada nalar banci. Mencari jalan tengah bukanlah solusi terbaik di 
tengah masif dan cepatnya perjalanan teknologi saat ini. Akan tetapi 
harus diakui ketiga kelompok di atas adalah orang-orang baik yang 
harus di bunuh dengan peluru yang baik. 

D. Peluru Baik untuk Orang Baik; Puritan, Liberal dan 
Moderat
Saya tidak perlu memberikan sebuah konklusi dalam tulisan 

ini, sebab makna, kesimpulan dan ide yang tercakup dalam tulisan 
ini adalah otoritas pembaca. Saya telah mati, dalam gagasan Roland 
Barthes, ketika tulisan ini telah sampai di tangan pembaca. The 
dead of Narrator, kematian penulis, melantangkan bahwa pembaca 
berhak dan berotoritas penuh untuk mengapresiasi sebuah tulisan; 
sampah atau berharga. Itu semua berada dalam putusan peradilan 
sidang pembaca. Bagian akhir ini saya ingin membagi sebuah sajak 
yang dikutip Slavoj Žižek dari Bertolt Brecht yang berjudul “The 
Interregation of the Good”. Puisi yang menceritakan kebaikan orang 
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baik namun tak cukup baik untuk membangun sebuah masyarakat 
dengan sistem yang baik. Ide mereka baik, tapi tak cukup baik 
menggambarkan konsep yang terbaik; puritan; liberalis; dan moderat. 
Gagasan kaum puritan, liberal dan moderat baik dan tulus, namun 
tak cukup baik di zaman yang penuh kemunafikan ideologis:

Step forward: we hear that you are good man.
You cannot be bought, but lightning
Which strikes the house, also
Cannot be bought.
You hold what you said.
But what did you say?
You are honest, you say your opinion.
Which opinion?
You are brave.
Against whom?
You are wise?
For whom?
You are not considering your personal advantages.
Whose advantages do you consider then?
You are a good friend.
Are you also a good friend of good people?
Hear us then: we know
You are our enemy. This why we shall
Now put you in front of a wall. But in consideration of your merits 
and good qualities
We shall put you in front of a good wall and shot you
With a good bullet from a good gun and bury you
With a good shovel in the good earth.51

Terjemahnya:
Maju ke depan: kami mendengar anda orang baik.
Anda tak bisa dibeli, tetapi petir
Yang menyambar rumah, juga
Tak mampu dibeli.
Anda memegang teguh perkataan anda.
Tetapi apa yang anda katakan?
Anda jujur, anda mengatakan opini anda.
Opini yang mana?
Anda adalah pemberani.
Melawan siapa?
Anda bijaksana.
Untuk siapa?

51  Slavoj Žižek, Violence; Six Sideways Reflection, hal. 38, lihat juga; Astrid Veranita 
Indah, Konsep Kekerasan Sistemik Slavoj Zizek Perspektif Epistemologi Archie Bahm dan 
Relevansinya dengan Problematika Kekerasan Sistemik Masyarakat Teknokapitalisme di Indonesia, 
hal: 171-172.
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Anda tak pernah memperhitungkan keuntungan pribadi anda.
Lalu keuntungan siapa yang anda pertimbangkan.
Anda adalah teman yang baik.
Namun apakah anda juga teman yang baik untuk orang-orang baik?
Anda adalah musuh kami. Itulah mengapa kami akan
Menempatkan anda di dinding ini sekarang. Tapi karena 
mempertibangkan pahala dan kebaikan anda.
Kami akan menempatkan anda di depan tembok yang baik dan 
menembak anda
Dengan peluru yang baik dan dengan senjata yang bagus lalu 
mengubur anda
Dengan sekop yang baik dan di tanah yang bagus pula.
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ISLAM, POLTIK DAN 
KEKUASAAN DI INDONESIA:
Relasi Islam, Negara dan 
Kekuasaan
Oleh: Syarifuddin Jurdi

A. Pengantar 
Islam dan islamisme menjadi bahan diskusi dan kajian para 

sarjana sosial politik di berbagai belahan dunia, baik sarjana Barat 
maupun sarjana Muslim sendiri. Posisi masing-masing pihak yang 
melakukan kajian terhadap gerakan Islam maupun islamisme dan 
revivalisme Islam berbeda-beda, ada yang secara langsung terkait 
dengan institusi gerakan Islam dan adapula yang sebatas sebagai 
peneliti dan pengkaji gerakan Islam dan islamisme. 

Runtuhnya sejumlah rezim otoritarian pada sejumlah negara 
Muslim di Timur Tengah dan Afrika telah membuka jalan munculnya 
kekuatan pro demokratis dan terjadi perjumpaan antara kekuatan-
kekuatan Islam dengan wacana demokrasi yang berkembang di 
negara-negara yang baru lepas dari rezim otoritarian tersebut. 
Di Mesir, kekuatan Islam pasca jatuhnya Hosni Mubarak setelah 
berkuasa lebih dari 30 tahun berhasil memanfaatkan perubahan 
politik dengan mendorong partisipasi warga yang meningkat dan 
memobilisasi basis tradisional organisasi gerakan yang telah lama 
eksis, kekuatan keagamaan ini berhasil mengantarkan elitenya 
sebagai pemimpin Mesir pada tahun 2011 (terpilihnya Muhammad 
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Mursi dari kubu Ikhwanul Muslimin sebagai presiden), walau 
akhirnya militer mengambil alih kekuasaan dengan alasan-alasan 
ideologis dan politis dibawah kendali Jenderal Al-Sisi.  

Pada negara-negara Afrika juga terjadi fenomena yang sama, 
kelompok oposisi yang memperoleh dukungan Barat berhasil 
memobilisasi dukungan dan memaksa pemimpin mereka untuk 
melepaskan jabatannya seperti pada kasus Tunisia, Al-jazair, Maroko, 
sebelumnya bergolak di Afganistan dan Irak atas bantuan dan 
dukungan Barat serta negara-negara Islam lainnya. Kekuatan pro 
demokrasi dan ide yang dipromosikan Barat berhasil diadaptasi oleh 
hampir sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk negara-
negara Muslim, kecuali Arab Saudi yang masih menggunakan sistem 
kerajaan. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk 
Muslim terbesar di dunia telah membangun sistem politik yang 
demokratis sejak tahun 1998 yang ditandai dengan jatuhnya Soeharto 
yang telah berkuasa selama 32 tahun, dimulainya reformasi dalam 
seluruh bidang kehidupan sebagai prasyarat menciptakan tatanan 
politik yang demokratis.

Dalam laporan Anders Uhlin (1998) mengenai demokrasi 
Indonesia pada dekade 1990-an telah mengalami kemajuan dengan 
tumbuhnya aktor-aktor gerakan demokrasi yang dimotori oleh 
intelektual dengan asal usul yang beragam, bahkan Uhlin menyebut 
sejak tahun 1988-1989 Indonesia telah memasuki era pra-transisi yang 
dicirikan oleh adanya konflik  di kalangan elite penguasa dan semakin  
meningkatnya tekanan masyarakat bagi demokrasi. Para aktivis 
dan intelektual gerakan prodemokrasi yang terus berkembang, 
secara aktif mencari ide, taktik dan strategi baru dengan mengambil 
pelajaran pada kasus gerakan prodemokrasi negara-negara lain. 

Sejumlah ide dan gagasan demokrasi telah bersemai sepanjang 
era modernisasi, aktor politik yang semula mendukung rezim Orde 
Baru mulai melakukan kritik terhadap penguasa, mereka yang pro 
gerakan kiri dan kelompok yang tersisihkan selama rezim Orde 
Baru juga menjadi inisiator dari gerakan prodemokrasi di Indonesia. 
Bangkitnya elite-elite agama dalam memperjuangkan demokrasi 
menjadi ciri tersendiri bagi kekuatan untuk mendorong terwujudnya 
tatanan politik yang demokratis. Munculnya Abdurrahman Wahid 
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(Gus Dur) melalui Forum Demokrasi (Fordem) sebagai satu kekuatan 
tersendiri yang mendorong demokrasi dari kalangan agama. 

Sementara kalangan intelektual seperti Amien Rais sejak tahun 
1993 menyuarakan ide suksesi kepemimpinan nasional dan reformasi 
politik melalui Tanwir Muhammadiyah Surabaya dan juga melalui 
Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dimana ia sebagai 
Ketua Dewan Pakar ICMI, Adi Sasono dan Dawam Rahardjo juga 
memiliki gagasan yang sama untuk mendorong demokrasi melalui 
keterlibatannya dalam organisasi swadaya masyarakat. Kolaborasi 
sejumlah kalangan dalam mendorong demokrasi inilah yang 
mengantarkan Indonesia menjadi negara demokrasi yang kuat, 
tentu partisipasi kalangan Islam sulit diabaikan dalam mendorong 
proses demokratisasi bangsa, keterlibatan kalangan Islam makin 
tinggi pasca Orde Baru. 

Demokrasi Indonesia masih mencari model yang ideal, banyak 
ide dan gagasan yang dihasilkan, termasuk yang diadopsi dari 
negara-negara yang sudah lebih dahulu mempraktekkan demokrasi. 
Sepanjang reformasi politik bangsa, isu yang paling banyak menyita 
perhatian yakni soal Islam dan politik, Islam dan demokrasi serta 
Islam dan pembangunan politik. Ide demokrasi sendiri masih menjadi 
bahan perdebatan di kalangan intelektual Islam, sebagian dari kelas 
terdidik memandang bahwa demokrasi merupakan pilihan ideal bagi 
proses pembangunan bangsa, sebagian lagi tetap memandang bahwa 
sistem syura dalam Islam berbeda dengan sistem demokrasi yang 
dikenal di masyarakat Barat. Perdebatan antara kubu formalis dan 
substansialis dalam melihat demokrasi, Islam menjadi agama yang 
paling banyak diberitakan oleh media-media yang eksis, mulai dari 
isu terorisme agama hingga gerakan jihad yang berkembang luas 
pasca Orde Baru. 

Istilah Islam institusional dan Islam jihadis merupakan kategori 
yang oleh Bassam Tibi (2016) memiliki substansi gerakan yakni sama-
sama menghendaki tegaknya prinsip hidup yang sesuai dengan 
nilai-nilai dasar Islam, Tibi menyebut dengan upaya mengagamaisasi 
politik. Semua kalangan Islam memiliki komitmen yang sama 
terhadap konstruksi tatanan sosial yang beradab, baik kalangan Islam 
maupun nasionalis – sebagai terminologi politik Indonesia, sehingga 
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masalah agama dan politik dalam proses pembangunan bangsa tidak 
pernah alpa, meskipun dengan varian yang berbeda-beda. 

Isu agama dalam politik Indonesia termasuk isu yang sensitif, 
apabila penguasa tidak sungguh-sungguh melaksanakan nilai-nilai 
keadilan dan demokrasi substantif, meminjam istilah Huntington, 
akan menghilangkan kepercayaan warga negara kepada lembaga-
lembaga politik, khususnya lembaga penegak hukum. Asumsi 
dari teori modernisasi mengenai pelaksanaan demokrasi yang 
menekankan bahwa negara hanyalah pelaksana dari keinginan 
sosial, ekonomi, politik mayoritas warga negaranya tidak selamanya 
benar, dalam kasus Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang menista 
agama Islam tahun 2016 menunjukkan otoritas politik terlibat dalam 
mengintervensi kasus tersebut, walaupun warga negara mayoritas 
yang ditunjukkan dengan aksi massa 411 dan 212 menghendaki agar 
penegak hukum menjalankan tugas dan fungsinya tanpa intervensi 
dari kelompok tertentu, baik mereka yang sedang berkuasa maupun 
kelompok ekonomi dan pebisnis.

Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok1 menjadi 
satu kasus yang menyita perhatian publik Indonesia sepanjang 
tahun 2016 menjadi ujian bagi perlaksanaan demokrasi Indonesia, 
apabila bangunan sistem politik, ekonomi, sosial dan hukum 
dapat menopang bekerjanya institusi negara dengan baik, maka 
demokratisasi juga akan memberi dampak bagi penguatan institusi-
institusi demokrasi. Pelaksanaan demokratisasi bangsa yang tidak 
bersandar pada nilai-nilai sosial, ekonomi dan hukum atau bahasa 
politik umum yakni keadilan, akan menimbulkan perpecahan dan 
pertikaian antar warga. 

Aksi umat Islam yang berlangsung, setidaknya pada tanggal 
4 November 2016 (dikenal dengan aksi 411) dan aksi pada tanggal 
2 Desember 2016 (dikenal dengan aksi 212) merupakan aksi massa 

1 Masalah Ahok menjadi masalah yang tidak saja strategis, tetapi juga melibatkan 
begitu banyak pihak, terutama kalangan Islam yang merasa keyakinannya dinistakan oleh 
Ahok, pada sisi lain Presiden Jokowi Widodo jauh lebih sibuk lagi daripada warganya yang 
menuntut agar hukum ditegakkan, presiden menggalang kekuatan dengan mengunjungi 
pimpinan dua ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul 
Ulama, selain itu, presiden juga mengunjungi markas TNI dan Brimob Polri, seakan-
akan negara tengah menghadapi ancaman yang sangat serius, sehingga presiden harus 
melakukan berbagai upaya untuk mendinginkan keadaan.
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yang sangat rapi dan teratur, karena itu sulit untuk tidak mengatakan 
gerakan tersebut sebagai bentuk protes atau bahkan “perlawanan” 
terhadap “kekuatan lawan”, baik kelompok-kelompok oligarki, 
kapitalis maupun negara itu sendiri. Meminjam teori-teori gerakan 
sosial yang secara sederhana menyebutkan sebagai suatu aksi kolektif 
yang terorganisir untuk melakukan perubahan di dalam struktur 
politik dan terkesan mengandung perseteruan dengan kelompok-
kelompok lawan. Banyak teoritisi gerakan sosial menyebut bahwa 
gerakan sosial hadir sebagai respons terhadap tantangan-tantangan 
bersama yang didasarkan pada tujuan dan solidaritas bersama dan 
interaksi yang intensif dengan kelompok elite berkuasa atau mereka 
yang memegang otoritas politik. 

Aksi umat Islam pada 411 dan 212 sebagai gerakan massa 
yang menuntut keadilan dan penegakkan hukum, aksi itu sendiri 
menimbulkan ragam interpretasi, sebagian menyebut itu sebagai 
manifestasi dari gerakan fundamentalis, gerakan radikal, atau 
ekstrimisme Islam, kendatipun demikian banyak pula yang 
memandang secara positif dengan memaknai bahwa gerakan massa 
tersebut sebagai manifestasi dari praktek demokrasi bangsa yang 
beradab dan santun. Visi besar dari gerakan massa 411 dan 212 
adalah penegakkan hukum kepada siapa saja yang melanggar tanpa 
memandang siapapun, status sosial dan posisi politiknya, siapapun 
yang melakukan pelanggaran, maka hukum harus ditegakkan. 

Indikasi adanya intervensi politik dari kelompok tertentu, 
termasuk penguasa terhadap kasus Ahok menjadi pemicu kuat 
bangkitnya aksi massa di kalangan Islam agar Ahok dapat diadili 
secara hukum. Aksi 212 diproyeksi sebagai aksi massa paling besar 
dalam praktek politik Indonesia modern, meskipun banyak aksi dan 
gerakan sosial yang lahir, tapi aksi 212 merupakan manifestasi konkret 
dari tumbuhnya kesadaran kalangan Islam dalam berdemokrasi. 
Sejumlah media, baik TV, radio, media cetak maupun media sosial 
menggambarkan jumlah massa yang besar, bahkan di media sosial 
sebagai media alternatif warga menyebut angka yang sangat besar 
yakni massa yang terlibat dalam aksi 212 mencapai 7,4 juta jiwa 
lebih, kalau angka ini benar, tentu merupakan peserta aksi massa 
yang spektakuler dalam aksi massa di Indonesia sepanjang sejarah. 
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Meskipun demikian, muncul aksi yang menandinginya, setidaknya 
aksi atau apel akbar yang diinisiasi oleh Panglima TNI (Jenderal 
Gatot Nurmantyo) pada 30 November 2016 dengan memobilisasi 
kekuatan masyarakat, aparatur sipil, militer dan Polri, kelompok 
keagamaan, kelompok etnik-suku dan elemen masyarakat lainnya 
seperti anak-anak sekolah untuk menegaskan bahwa kita Indonesia 
bersatu. Aksi yang entah apa motifnya dilakukan pula pada tanggal 
4 Desember 2016 yang diprakarsai oleh pimpinan partai pendukung 
calon gubernur petahana Ahok, oleh sebagian besar media menyebut 
sebagai aksi yang massanya dibayar (besaran bayaran antara Rp. 
50.000 – 500.000). 

Meminjam analisis para pengkaji gerakan Islam, aksi massa 
212 merupakan gerakan islamisme yang terkait dengan tatanan 
politik, tatanan sosial dan tatanan hukum negara. Apabila islamisme 
lebih dimaknai secara “negatif”, tentu aksi 212 juga merupakan 
manifestasi dari islamisme yang menghendaki tatanan politik yang 
beradab, meskipun pelaku aksi 212 tidak menyuarakan sistem politik 
tertentu ataupun sistem hukum tertentu, melainkan tuntutan pada 
penegakkan hukum bagi warga negara yang melanggar. Bagian 
ini akan membicarakan mengenai aksi massa Islam, demokrasi, 
islamisme dan pembangunan sosial politik bangsa. 

B. Demokrasi: Obyektifikasi Islam 
Memperbincangkan demokrasi tetap akan terus menarik, selain 

bangsa Indonesia telah memasukinya, juga demokrasi menjadi 
pilihan banyak negara sebagai sistem politiknya. Demokrasi 
merupakan sesuatu yang selalu aktual, dinamis dan terus mengalami 
proses sesuai dan sebangun dengan perubahan-perubahan sosial 
masyarakat. Meskipun bangsa Indonesia telah memasuki sistem 
demokrasi, tidak berarti demokrasi telah benar-benar berdiri kokoh 
sebagai instrumen pembangunan bangsa. 

Perdebatan mengenai masalah demokrasi Indonesia berkisar 
pada demokrasi yang masih memerlukan proses konsolidasi untuk 
menguatkan kehidupan sosial ekonomi bangsa. Problem kebangsaan 
berkisar pada masalah keadilan, kesejahteraan dan penegakkan 
hukum yang diskriminatif. Dalam sejumlah kasus, hukum ditegakkan 
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secara timpang, kepada mereka yang kuat secara ekonomi dan politik 
hukum tidak ditegakkan, sementara kepada mereka yang lemah 
dan miskin dengan sangat tajam hukum itu ditegakkan. Demokrasi 
seharusnya meniadakan perlakuan diskriminatif kepada warga 
negara, siapa saja yang melanggar seharusnya dihukum sesuai 
dengan kadar pelanggaran yang dilakukannya.

Dalam tradisi Islam, demokrasi juga pernah hidup dengan 
sangat baik, demokrasi empirik yang menjadi contoh bagi sistem 
demokrasi modern. Meskipun dalam kajian-kajian mengenai 
demokrasi, warisan penyelenggaraan demokrasi pada era pasca Nabi 
yakni periode khulafaur rasyidun dapat dijadikan sebagai model 
bagaimana demokrasi di kalangan masyarakat Islam ditegakkan. 
Untuk melihat dan memotret pentingnya demokrasi, bagian ini 
akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem demokrasi dalam 
masyarakat dan masyarakat Muslim.

 
1. Demokrasi Keniscayaan Politik

Berdasarkan kajian Samuel Huntington bahwa jumlah negara 
yang menerapkan sistem demokrasi di dunia ini mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun, pada akhir abad ke-20 jumlah 
negara yang mengalami transisi dari negara-negara nondemokrasi 
menuju negara demokrasi meningkat, termasuk Indonesia negara 
yang mulai menganut sistem demokrasi menjelang berakhirnya 
abad ke-20 dan secara kelembagaan mulai mereproduksi sistem 
politik yang demokratis, termasuk di dalamnya sistem pemerintahan, 
relasi pemerintah pusat dan daerah dan lain sebagainya. Sebelum 
Indonesia, sejumlah negara di Asia Tenggara juga telah terlebih 
dahulu menuju sistem demokratis sepeti halnya Filipina, meskipun 
sebagian lain masih dalam kontrol junta militer.

Demokrasi dapat dilihat dalam dua hal melihat demokrasi 
sebagai tujuan atau sebagai label sistem politik yang ada; pertama, 
teori normatif berkenaan dengan demokrasi sebagai tujuan (resep 
tentang bagaimana demokrasi itu seharusnya; kedua, teori empirik 
berkenaan dengan sistem politik yang ada (deskripsi tentang apa 
demokrasi itu sekarang) banyak teori tentang demokrasi berada 
pada tingkat normatif, sementara literatur tentang demokratisasi 
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dicirikan oleh pendekatan empiris. Implikasinya, terdapat jurang 
perbedaan yang lebar antara demokrasi teoritis dengan teori tentang 
demokrasi (Uhlin, 1998).

Pemahaman konvensional mengenai demokrasi cenderung 
membatasi makna demokrasi sebagai sistem politik, yang dibedakan 
dengan sistem ekonomi dan sistem sosial. Apabila demokrasi 
ekonomi dan sosial dimasukkan ke dalam sistem ini, maka makna 
demokrasi akan makin luas. Pemahaman konvensional ini tidak 
saja diabaikan, tetapi juga sebagian juga memasukkan ke dalam 
pemahaman demokrasi yang maksimalis. Ketika pembatasan makna 
demokrasi hanya pada demokrasi politik akan menyingkirkan 
diskusi tentang pembagian kekuasaan yang nyata dalam masyarakat, 
dan membuat masalah ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi 
tidak relevan. 

Pemaknaan demokrasi yang minimalis akan mengabaikan 
aspek penting dalam memahami praktek demokrasi empiris, 
misalnya gerakan sosial dipandang tidak penting dalam proses 
demokratisasi dan isu-isu kemanusiaan, isu-isu gender, isu kelompok 
termarginalkan akan dengan sendirinya tersisihkan, karena 
demokrasi dimaknai secara terbatas. Pemaknaan demokrasi dalam 
konteks ini bersifat maksimalis untuk memahami sejumlah fenomena 
empirik praktek demokrasi di negara-negara yang sedang transisi 
menuju demokrasi. 

Pertumbuhan negara-negara demokrasi abad ke-21 meningkat 
dengan tumbangnya rezim otoriter di sejumlah negara, juga ditandai 
dengan gelombang demokrasi pada negara-negara Islam di Timur 
Tengah. Demokrasi menjadi pilihan bagi negara-negara modern 
untuk diterapkan, bahkan negara-negara yang menggunakan 
ideologi marxis-komunis pun mempraktekkan demokrasi sebagai 
salah satu mekanisme sirkulasi kekuasaan, seperti di Rusia, China, 
Birma, Myanmar yang kini sudah memasuki era demokrasi setelah 
lama dikuasai oleh militer. 

Negara-negara baru yang sedang mencari dan menemukan 
sistem demokrasi terus menghadapi tantangan internal dan eksternal, 
karena begitu kuatnya kelompok pro demokrasi melakukan kritik 
terhadap rezim otoriter dan mereka secara serius melakukan 
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eksplorasi pengalaman-pengalaman praktek demokrasi pada negara-
negara yang sudah melewati fase transisi. Proses adopsi dan adaptasi 
pengalaman praktek demokrasi oleh kelompok prodemokrasi 
menjadi satu keniscayaan dalam politik negara-negara yang memulai 
praktek demokrasi.

 Negara-negara Arab yang sedang mengalami transisi demokrasi 
menghadapi persoalan pada konsolidasi kekuatan prodemokrasi 
yang disertai pula dengan krisis ekonomi dan krisis identitas yang 
perlu segera memperoleh respons dari proses politik yang sedang 
berlangsung. Kekuatan-kekuatan lama yang merupakan kolaborasi 
kelas elite yang telah lama bercokol dalam struktur kekuasaan, militer 
dan pro status quo juga menjadi ancaman bagi proses demokrasi di 
negara-negara sedang transisi. 

Pada kasus transisi politik di Indonesia misalnya, kekuatan 
prodemokrasi pada mulanya memiliki agenda untuk memperbarui 
sistem politik secara menyeluruh dan melakukan perubahan-
perubahan serius dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum 
dan budaya, namun dalam kenyataannya kekuatan prodemokrasi 
terpecah belah akibat gagal membentuk barisan yang solid untuk 
melakukan konsolidasi demokrasi. Kekuatan prodemokrasi berhasil 
dipecah oleh kekuatan status quo dan elite lama yang berdiaspora 
ke dalam struktur kekuasaan partai politik bentukan kelompok 
prodemokrasi. Para mantan pejabat berhasil ”menyusup” ke 
kekuatan politik kelompok prodemokrasi.

Dalam kasus terbaru di Timur Tengah dan Afrika, negara-negara 
yang selama ini diperintah secara otoriter oleh rezim militer secara 
teratur tumbang oleh bersatunya kekuatan prodemokrasi yang 
didukung oleh kekuatan asing yang ikut menentukan jalannya proses 
demokrasi di negara-negara tersebut. Jatuhan Moamar Khadafi 
yang telah berkuasa selama 42 tahun akibat pemberontakan yang 
didukung oleh kekuatan asing menjadi tanda bangkitnya kekuatan 
penyokong demokrasi, tumbangnya rezim Taliban yang dikenal 
otoriter oleh kekuatan aliansi Amerika dan sekutunya segera 
diganti dengan rezim bayang-bayang asing, juga Afghanistan dapat 
dimasukkan ke dalam sistem demokrasi. 

Fenomena menarik juga terjadi di Tunisia, seorang presiden 
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yang berkuasa lama berhasil ditumbangkan oleh kekuatan rakyat 
yang bersatu melawan rezim sewenang-wenang, dan tentu sejumlah 
negara lainnya berhasil melakukan gerakan yang sama. Di antara 
fenomena bangkitnya kekuatan prodemokrasi di negara-negara 
Muslim setidaknya dapat dijelaskan dalam dua kasus yang menarik 
ini; pertama, jatuhnya rezim Hosni Mubarak yang telah berkuasa lebih 
dari 30 tahun akibat protes rakyat Mesir yang sangat fenomenal, 
basis utama protes dimotori oleh kekuatan Ikhwanul Muslimin 
yang sangat signifikan. Pasca jatuhnya Hosni Mubarak, Mesir 
menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil, hasilnya terpilih 
aktivis Ikhwanul Muslimin sebagai Presiden Mesir yakni Muhammad 
Mursi yang sangat besar dukungannya, namun Mursi tidak bertahan 
lama, gerakan protes, sebagian menyebut protes tersebut berkat 
dukungan asing yang tidak menghendaki Mesir di pimpin oleh 
kekuatan Islam seperti Ikhwanul Muslimin, akhirnya Mursi pun 
harus meletakkan jabatannya melalui kudeta militer yang dipimpin 
oleh Jenderal Al-Sisi. Seluruh barisan pendukung Mursi dibersihkan, 
ditembak dan dipenjara oleh rezim yang menggantikan Musri. 

Demokrasi menjadi suatu yang niscaya dalam sistem kenegaraan 
modern. Negara-negara fasis, komunis dan rezim militer yang telah 
lama berkuasa, kini perlahan-lahan berganti dengan rezim yang 
demokratis. Perubahan-perubahan besar ini diilhami oleh peristiwa 
transisi politik pada negara-negara yang mengakhiri praktek otoriter 
menjelang abad ke-20 dan awal abad ke-21, juga penggunaan 
media sosial menjadi salah satu instrumen penting yang membantu 
konsolidasi kekuatan prodemokrasi yang sulit mengakses dan 
menggunakan media elektronik dan media cetak. 

Umat Islam pun sebagai bagian dari penduduk bumi yang 
memiliki wilayah kekuasaan perlahan-lahan menerapkan sistem 
demokrasi, baik dalam seleksi dan sirkulasi elite berkuasa, 
partisipasi dalam proses politik hingga membentuk barisan yang 
mendorong transformasi sosial politik bangsanya, termasuk kalangan 
fundamentalis-radikal pun mulai mengadaptasikan sikap dan 
perilaku politik dengan perubahan sosial masyarakat. 

Sulit bagi rezim otoriter untuk mengontrol penggunaan media 
sosial dalam menggalang kekuatan untuk menentang rezim berkuasa. 
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Revolusi industri telekomunikasi berkontribusi signifikan bagi 
konsolidasi kekuatan rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap 
ketidakadilan ekonomi politik yang dikendalikan oleh kekuatan asing 
yang bekerjasama dengan rezim berkuasa, termasuk dalam banyak 
kasus di Indonesia. 

2. Islam dan Demokrasi
Pembahasan mengenai Islam dan demokrasi merupakan 

pembahasan yang relatif lama, karena dilakukan oleh sejumlah 
sarjana terdaulu, baik berupakan kajian mengenai teks-teks 
keagamaan yang membahas masalah yang relevan dengan demokrasi 
maupun yang mengkaji praktek demokrasi di negara-negara Muslim, 
pada masa lalu maupun di era modern. 

Penafsiran mengenai masalah demokrasi dan Islam antar sarjana 
Islam tidaklah sama, ada yang memandang bahwa demokrasi 
tidak sesuai dan sejalan prinsip-prinsip dasar Islam, adapula yang 
menyebut bahwa ajaran dasar Islam sebenarnya menekankan 
pentingnya demokrasi dalam arti musyawarah. Perdebatan 
seputar masalah ini tidak kunjung berakhir, karena masing-masing 
pihak membangun argumentasi berdasarkan penafsirannya dan 
pembacaannya terhadap praktek politik umat Islam. 

Keragaman corak pemikiran mengenai Islam dan demokrasi 
menjadi corak tersendiri, sejumlah sarjana Barat juga memberikan 
pemaknaan terhadap koneksi Islam dengan negara dan demokrasi, 
ada yang memandang bahwa Islam dan negara maupun demokrasi 
tidak ada masalah, tetapi ada pula yang menyebut bahwa Islam 
dalam bentuk apapun tidak cocok dengan konsep negara, apalagi 
demokrasi. Penilaian seperti ini didasarkan pada pemahaman 
mengenai Islam yang subjektif dan belum mendalami makna-makna 
Islam yang sesungguhnya.  

Dalam Islam terdapat prinsip-prinsip yang sangat relevan 
dengan kosnep demokrasi modern, konsep demokrasi sebagaimana 
yang diperkenalkan dalam masyarakat Barat, meminjam Afan 
Gaffar bahwa Islam tidak mengenal kosakata demokrasi, juga 
dalam pemikiran Islam tidak ditemukan. Islam menggunakan term 
musyawarah sebagai fondasi kehidupan politiknya. Setidaknya 
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terdapat beberapa ayat yang membantu utnuk memahami konsep 
“demokrasi” dalam Islam, pertama, surat Al-Syura yang menekankan 
pentingnya musyawarah “Dan bagi orang yang mematuhi seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang segala perkara mereka 
(diselesaikan melalui sistem) musyawarah di antara sesama mereka; 
dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan 
kepada mereka” (ayat 38). Kedua, ayat yang terdapat dalam surat 
Al-Imran menekankan yang sama yakni musyawarah “Maka 
disebabkan oleh rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena 
itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakalah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 
kepadanya” (ayat 159). 

Al-Qur’an membahasakan dengan konsep musyawarah, 
Nurcholish Madjid menjelaskan makna ayat pertama dengan 
merujuk pada Yusuf Ali bahwa musyawarah menjadi kata kunci 
dalam surat itu sebagai mekanisme untuk mengatur urusan bersama, 
Yusuf Ali menyebutkan;

“Musyawarah”. Inilah kata-kata kunci dalam surat ini, dan 
menunjukkan cara ideal yang harus ditempuh oleh seorang yang 
baik dalam berbagai urusannya, sehingga di satu pihak, kiranya ia 
tidak menjadi terlalu egoistis, dan, di pihak lain, kiranya ia tidak 
dengan mudah meninggalkan tanggung jawab yang dibebankan 
atas dirinya sebagai pribadi yang perkembangannya diperhatikan 
dalam pandangan Ruhan….prinsip ini sepenuhnya dilaksanakan 
oleh Nabi dalam kehidupan beliau, baik pribadi maupun umum, 
dan sepenuhnya diikuti oleh para penguasa Islam masa awal. 
Pemerintahan perwakilan modern adalah suatu percobaan yang 
tidak bisa disebut sempurna untuk melaksanakan prinsip itu dalam 
urusan negara” (Madjid, 2000: 560-561),

Dalam musyawarah menyediakan ruang partisipasi, kebebasan 
dan persamaan antar pihak yang terlibat. Secara efektif dan aktif proses 
musyawarah yang produktif memerlukan keterlibatan lebih banyak 
orang untuk memutuskan suatu perkara dan untuk menentukan 
langkah-langkah bersama dengan sendirinya mempunyai makna 



83REVOLUSI YANG GAGAL

demokrasi dalam makna partisipasi politik yang sesungguhnya. 
Menurut Afan Gaffar bahwa deliberasi atau musyawarah tidak 
mungkin akan terwujud tanpa adanya kebebasan untuk menyatakan 
pendapat atau freedom of expression, dan tidak kalah pentingnya 
adalah bahwa dalam proses deliberasi dalam rangka mengambil 
keputusan yang dilandasi oleh kebebasan haruslah didasari oleh 
semangat persamaan atau equality (Gaffar, 2002).

Prinsip persamaan sebagai satu pesan penting dalam demokrasi 
pada hakekatnya terdapat dalam Al-Qur’an, bahkan salah satu misi 
kenabian yakni misi pesamaan antar manusia, misalnya pesan itu 
tergambar dalam surat Al-Hujurat “Hai manusia, sesungguhnya 
Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” 
(ayat 13). 

Islam mengajarkan prinsip egalitarian, kesamaan, kesetaraan 
antar individu dalam kehidupannya, setiap individu harusnya setara, 
yang membedakan antar mereka yakni derajat ketakwaannya kepada 
Allah swt. . Oleh sebab itu, Islam memperlakukan manusia tanpa 
memandang kelas dan status sosialnya, prinsip ini juga menjadi 
dasar untuk membangun masyarakat yang beradab, Nabi ketika 
menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat Islam dan pemimpin 
masyarakatnya, memberikan kepastian mengenai status sosial 
setiap individu yang sama, tanpa membedakan agama, suku dan 
kelas sosialnya. Dalam Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis 
pertama telah menjelaskan posisi tersebut secara jelas, antara orang-
orang Islam, Nasrani, Yahudi dan Majusi sebagai bagian yang tak 
terpisahkan dalam masyarakat yang plural itu.  

Apabila makna demokrasi itu seputar partisipasi, persamaan, 
kesetaraan dan prinsip egalitarian, maka doktrin Islam itu pada 
dasarnya doktrin yang demokratis. Setiap keputusan Nabi melibatkan 
warga masyarakat, mulai dari para sahabat dekatnya hingga 
masyarakat dalam arti luas. Misalnya musyawarah antara Nabi 
dengan lawan politiknya yang melahirkan Perjanjian Hudaibiyah itu 
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sebagai satu mekanisme politik untuk menghindari kemungkinan 
terjadinya pertempuran yang lama antara kalangan Islam dengan 
lawan-lawannya. Perjanjian Hudaibiyah terkait dengan rencana 
Nabi menunaikan ibadah Umrah dengan para pengikutnya, namun 
rencana ini berakhir gagal, karena Kaum Quraisy tidak mengijinkan 
umat Islam masuk Mekah. Nabi tidak melakukan perlawanan, 
meskipun sahabat senior merasa dongkol dengan keadaan yang 
mereka hadapi, namun Nabi bersikap toleran terhadap prinsip-
prinsip kaum Quraisy yang kaku. 

Dalam penilaian Afan Gaffar bahwa demokrasi empirik dalam 
sejarah Islam hanya berlangsung sangat terbatas yakni pada masa 
Nabi dan dilanjutkan oleh keempat orang sahabat beliau yakni Abu 
Bakar, Umar, Ustman dan Ali ibn Abi Thalib. Selama memimpin 
umat Islam dan masyarakat Madinah, nabi mengedepankan 
prinsip musyawarah dalam memutuskan perkara yang belum ada 
petunjuknya dalam Al-Qur’an. Apabila dalam Al-Qur’an tidak 
terdapat petunjuk dan Nabi belum memperoleh perintah langsung 
dari Allah swt., maka para sahabatlah yang akan memberikan 
pendapat dan juga untuk mengajukan usul di luar hal yang Nabi 
sendiri telah pasti akan melakukannya. Dalam kaitan ini, Thaha 
Husayn menyebutkan sebagai contoh;

“…Ketika Nabi saw menempatkan (pasukan) sahabat beliau pada 
suatu posisi sewaktu perang Badar, kemudian al-hubab ibn al-
Mundzir ibn al-Jamuh (seorang sahabat) bertanya, “Ini perintah 
yang diturunkan oleh Allah kepada engkau ataukah pendapat 
dan musyawarah?” Nabi menjawab, “Ini hanyalah pendapat dan 
musyawarah”. Maka dia (al-Hubab) menyarankan kepada beliau 
(Nabi) posisi lain yang lebih cocok untuk kaum Muslim, dan beliau 
menerima sarannya itu” (Madjid, 2000: 561).

Prinsip permusyawaratan yang dilakukan oleh Nabi berdasarkan 
teks ini menunjukkan bahwa Islam periode awal telah mengajarkan 
nilai-nilai demokrasi secara substantif. Hal serupa dalam perjanjian 
Hudaibiyah dan sikap demokratis Nabi lainnya ketika mendengarkan 
usul, saran dan masukan para sahabatnya dalam memutuskan 
suatu perkara yang belum terdapat dalam Al-Qur’an dan tidak ada 
petunjuk langsung dari Allah sebagai suatu praktek deliberatif. 



85REVOLUSI YANG GAGAL

3. Demokrasi : Syura dalam Islam
Demokrasi dalam prinsip musyawarah (syura) dalam Islam 

merupakan dua hal yang menekankan adanya partisipasi, kesetaraan 
dan persamaan. Dalam Islam prinsip persamaan dan kesetaraan 
termasuk pesan sentral ajarannya, dalam Surat Al-Hujurat ayat 
13 sebagaimana telah disebutkan diatas, antar manusia (Muslim) 
tidak ada yang membedakan mereka kecuali derajat ketaatannya 
kepada Allah swt. Dalam urusan sosial kemanusiaan, setiap individu 
memiliki posisi yang sama dan sederajat, masing-masing mengambil 
peran yang sama. Pada masa kenabian Rasulullah Muhammad saw., 
prinsip persamaan dan kesetaraan diterapkan dengan sangat baik, 
begitu Nabi meninggal pada tanggal 12 Rabi’ul Awal tahun 11 Hijriah 
dalam usia 63 tahun, Islam dan umat Islam sudah menjadi kekuatan 
besar yang menguasai jazirah Arab.

Pasca meninggalnya Nabi, umat Islam menghadapi tantangan 
baru yakni suksesi kepemimpinan, apabila melihat bangunan awal 
umat Islam yang berdiri sebagai satu negara di Madinah terdiri dari 
kekuatan besar yakni kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Secara 
sosiologis, wilayah kekuasaan umat Islam berada di Madinah, 
tanah leluhur kaum Anshar yang membangkitkan harapan dan 
optimisme kaum Anshar untuk tampil sebagai pemimpin umat Islam 
pasca meninggalnya Nabi. Kalangan Islam terpecah-pecah menjadi 
beberapa kelompok, kalangan Anshar bergabung dengan Sa’ad ibn 
Ubadah, kaum Muhajirin bergabung dengan Abu Bakar termasuk 
Usaid bin Hudair, sementara keluarga nabi yang terdiri dari Ali 
Ibn Abi Thalib, Zubair bin al-Awwam dan Talhah bin Ubaidillah 
bergabung di rumah Fatimah.

Dalam kondisi demikian, kalangan Islam yang terpecah itu, 
kaum Anshar mengadakan musyawarah di Shaqifah Bani Sa’idah 
yang dipimpin oleh Sa’ad ibn ‘Ubadah sekalipun dalam keadaan 
sakit. Kejadian ini dilaporkan kepada Abu Bakar dan Umar oleh 
dua orang yang mengetahui peristiwa tersebut, Abu Bakar dan 
Umar berangkat ke tempat saudaranya kaum Anshar yang sedang 
mengadakan musyawarah, terjadi “perdebatan” antara kaum Anshar 
dan kaum Muhajirin, salah seorang Anshar berpidato “…Kami 
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adalah Ansarullah dan pasukan Islam dan kalian dari kalangan 
Muhajirin sekelompok kecil dari kami yang datang ke mari mewakili 
golongan kalian. Tetapi  ternyata mereka mau menggabungkan 
kami dan mengambil hak kami serta mau memaksa kami”. Umar 
memberi reaksi yang keras terhadap sikap kaum Anshar ini, namun 
Abu Bakar menahannya. Perdebatan pun berlangsung, Abu Bakar 
mengatakan “Saudara-saudara! Kami dari pihak Muhajirin orang 
yang pertama menerima Islam, keturunan kami baik-baik, keluarga 
kami terpandang, kedudukan kami cukup terkenal baik pula….
Kami sudah menerima Islam sebelum kalian” (Husain Haekal, 2008: 
5589-590). Abu Bakar berhasil mendinginkan perdebatan antara 
kaum Muhajirin dan kaum Anshar dengan menempatkan posisi 
terhormat sesuai peran yang telah dilakukan oleh kedua kubu, ketika 
Abu Bakar mengangkat tangan Umar dan tangan Abu Ubaidah bin 
al-Jarrah bermaksud meminta persetujuan umat Islam yang hadir 
untuk berbaiat kepada salah seorang dari keduanya, namun justru 
Umar berbalik dengan berbaiat kepada Abu Bakar yang kemudian 
diikuti oleh peserta musyawarah yang hadir di Balai Shaqifah. 

Peristiwa tersebut juga digambarkan dengan baik oleh al-Husaini 
ketika Sa’ad pemimpin kaum Anshar menyampaikan pidatonya, 
ia mengatakan “Kalian termasuk orang-orang yang dini memeluk 
Islam, dan Islam bukan milik satu kabilah. Selama 13 tahun di 
Makkah Rasulullah mengajak kaumnya supaya hanya bersembah 
sujud kepada Allah Maha Pemurah dan meninggalkan penyembahan 
berhala. Mereka tidak mampu memperkuat agama Allah dan 
tidak sanggup melindungi dan membela beliau dari serangan 
musuh-musuhnya. Kemudian Allah melimpahkan keutamaan dan 
kemuliaan kepada kalian dengan kesanggupan melindungi dan 
membela agama yang beliau bawakan. Allah menganugerahkan 
nikmat iman kepada kalian dan memberikan kemampuan berjuang 
melawan musuh-musuh-Nya. Kalian telah menunjukkan keteguhan 
dan keberanian menghadapi siapa saja yang berani menentang 
Rasulullah saw. Kalian pun merupakan orang-orang yang lebih 
ditakuti oleh musuh-musuh beliau. Pada akhirnya mereka tunduk 
kepada pimpinan, Allah dan Rasul-Nya.  Orang-orang yang jauh pun 
akhirnya mau dan tunduk kepada Islam, kemudian tibalah saatnya 
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Allah menepati janji-Nya kepada Nabi kalian, dan semua orang 
Arab tunduk di bawah pedang kalian. Setelah itu Allah memanggil 
Rasul-Nya pulang keharibaan-Nya dalam keadaan beliau puas dan 
ridha kepada kalian. Karena itu peganglah penuh kepemimpinan 
yang berada dalam tangan kalian. Kalian lebih berhak dan lebih 
afdhal memegang urusan itu” (al-Huasini, 1992: 857-858, dikutip 
dalam Gaffar,2002).

Pidato Sa’ad ibn Ubadah tersebut diaminkan oleh semua 
kaum Anshar dan kemudian terjadi baiat pertama di balai sidang 
bani Shaqifah terhadap Abu Bakar yang terlebih dahulu Umar 
telah berbaiat kepadanya. Kaum Anshar pasca Sa’ad berpidato 
menyampaikan bahwa “Kami tidak akan berbuat menyimpang dari 
perintah anda dan andalah yang kami angkat sebagai pemimpin demi 
kemaslahatan kaum Muslim. Kami puas dan rela” (Gaffar, 2002). Ikrar 
Sa’ad dan Kaum Anshar ini sebagai jalan keluar dari perdebatan di 
Balai Bani Shaqifah mengenai siapa yang akan menggantikan Nabi. 
Ini praktek demokrasi yang elegan dalam tradisi awal Islam, dimana 
para pemimpin yang hadir menemukan jalan keluar atas perbedaan 
yang terjadi.

Sebagian pemimpin Islam pasca Nabi tersebut menyadari adanya 
ruang terjadinya perpecahan antar Islam, Sa’ad sendiri menyebut 
perbedaan antar suku (Muhajirin dan Anshar) sebagai manifestasi 
kelemahan umat Islam. Perpecahan antar Islam telah terjadi di 
masa awal, meskipun para pemimpin Islam berhasil meredamnya 
dengan musyawarah untuk menemukan jalan keluar bagi masalah 
yang sedang mereka hadapi, musyawarah merupakan katas kunci 
pengambilan keputusan-keputusan strategis di kalangan umat Islam.  

 
C. Islam, Politik dan Demokrasi: Refleksi Historis 

Pasca tahun 2014, demokrasi Indonesia mengalami dinamika 
tersendiri, berbagai isu dan kebijakan yang berkenaan dengan 
kehidupan bersama mengalami perubahan bila dibandingkan 
dengan kecendrungan kebijakan pada era sebelumnya. Salah satu 
fenomena yang tidak saja penting bagi kehidupan nasional, tetapi 
juga membangkitkan emosi kalangan Muslim yakni kasus Ahok 
yang oleh pengadilan dipandang telah melakukan penistaan kitab 
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suci umat Islam (Al-Qur’an), merupakan satu fenomena politik 
aktual yang sangat strategis bagi umat Islam dan juga penting bagi 
pemerintah untuk memperhatikan bahwa mayoritas bangsa ini masih 
memiliki kepedulian terhadap isu sensitif soal agama. 

Reaksi terhadap kasus Ahok di kalangan Islam tidak bersifat 
tunggal, kalangan Islam terbelah dalam meresponsnya, tentu 
keterbelahan umat Islam ini sebagai konsekuensi makin ragamnya 
umat Islam memberikan pemahaman terhadap ajaran Islam, bahkan 
fatwa lembaga resmi umat Islam tidak dipandang penting oleh 
kelompok tertentu, sebagian umat Islam dan tentu anak bangsa 
yang tidak terlalu mempercayai lagi fatwa MUI memandang fatwa 
MUI hanyalah formalisme semata, namun itu merupakan dinamika 
bangsa, dimana kuasa dan kapital bertemu dan memproduksi 
wacana politik yang mendelegitimasi peran dan fungsi MUI sebagai 
lembaga tertinggi dalam urusan keagamaan umat Islam Indonesia. 
Pemberitaan media yang anti fatwa MUI membentuk blok tersendiri 
di kalangan Islam, sehingga menghasilkan “fatwa tandingan” atau 
dalam bahasa lain, sebagian umat lebih mempercayai “fatwa jalanan” 
yang diproduksi oleh kelompok tertentu dan dipublikasi secara luas 
oleh media-media yang berada di balik Ahok. 

Untuk menggambarkan polarisasi umat Islam dan polarisasi 
bangsa akibat sikap tidak toleran seseorang terhadap agama lainnya, 
setidaknya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok besar yakni;
1. Kalangan yang memandang bahwa Ahok tidak melakukan 

penistaan agama, Ahok hanya memberi semacam pemaknaan 
terhadap teks keagamaan. Kelompok pertama ini memandang 
berlebihan menuduh Ahok melakukan penistaan Al-Qur’an, 
karena Al-Qur’an itu sendiri menurutnya pasti dijaga kesucian 
oleh Allah sendiri, tidak perlu dikakukan pembelaan terhadapnya. 
Sejumlah intelektual yang menyuarakan hal ini diantaranya 
Prof. Dr. Hamka Haq, Prof. Dr. Syafii Maarif, Prof. Dr. Qasim 
Mathar, dan masih banyak lagi intelektual lainnya yang berdiri 
di belakang Ahok, sebagian dari intelektual Muslim ini tidak 
memiliki motif ekonomi dan politik dalam membela Ahok, murni 
masalah penafsiran Islam, sementara sebagian yang lainnya 
memiliki motif ekonomi dalam melakukan pembelaannya.
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2. Kelompok kedua lebih netral dalam melihat kasus Ahok, mereka 
tidak terlalu pusing dengan perkara penistaan Al-Qur’an, 
kelompok ini lebih sibuk dengan urusan sosial kemanusiaan, 
seperti isu merebaknya tenaga kerja asing yang masuk ke 
Indonesia, isu moral politik, isu korupsi dan isu kemanusiaan 
lainnya. Kelompok ini agak sulit untuk menyebut aktor-
aktornya, karena tidak terlalu tampak.

3. Kelompok ketiga yakni kelompok yang memandang Ahok telah 
menistakan Al-Qur’an dan menuntut bahwa setiap penista agama 
harus di tangkap dan ditahan, karena ada yurisprundensinya, 
setiap penista agama haruslah ditahan dan dipenjara. Keadilan 
hukum harus ditegakkan tanpa memandang siapa yang 
melakukan penistaan agama, karena itu mereka melihat 
pemerintah-khususnya penegak hukum memberi perlakuan 
khusus kepada Ahok dengan tidak menahannya meskipun sudah 
berstatus tersangka. Implikasi dari sikap pemerintah yang tidak 
menahan Ahok membangkitkan kemarahan umat Islam, lahirlah 
gerakan pertama pada bulan Oktober yang menghadirkan 
massa ratusan ribu orang, namun tidak ada respons positif dari 
aparat, bahkan aksi pertama ini tidak ada satupun media yang 
menyiarkan, maka lahirlah aksi pada tanggal 4-11-2016 dikenal 
dengan aksi 411 yang menghadirkan massa lebih dari satu juta 
orang,2 hasilnya aparat menetapkan Ahok sebagai tersangka, 
tetapi tidak ditahan, maka aksi dilanjutkan pada tanggal 2-12-
2016 dikenal dengan aksi 212 dengan jumlah massa mencapai 7,4 
juta jiwa3 lebih yang memenuhi seluruh Monas, tembus sampai 
Bundaran HI, tembus ke Tugu Tani, Imam Bonjol, Sudirman dan 
menyebar hingga ke berbagai rute di sekitar Jakarta. Para aktor 
yang mendukung aksi ini diantaranya Prof. Dr. Amien Rais, Prof. 
Dr. Din Syamsuddin, KH. Hasyim Muzadi, Habib Rizieq Shihab, 
Bahtiar Nasir, Zaitun Rasmin dan sejumlah tokoh lainnya. 

2 Jumlah tersebut menurut rilis berbagai media, baik yang versi cetak maupun 
yang online.

3 Mengenai berapa jumlah pasti peserta demo tanggal 2-12-2016 tidak ada data 
valid yang merilisnya, banyak sumber menyebut aksi tersebut merupakan aksi terbesar 
dalam sejarah aksi massa di Indonesia, perkiraan jumlah mencapai lebih dari 7 juta 
merupakan versi rilis panitia aksi berdasarkan data yang mereka peroleh dari seluruh 
delegasi peserta aksi yang hadir di Jakarta. 
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1. Ideologi dan Identitas dalam Politik Indonesia
Gerakan massa yang pernah berlangsung dalam politik 

Indonesia seringkali muncul dalam momentum tertentu sesuai 
dengan semangat zamannya, aksi massa tahun 1966 merupakan aksi 
massa yang menuntut perubahan politik dan pengadilan terhadap 
Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipandang berkhianat terhadap 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, gerakan itupun berhasil 
membentuk blok kekuasaan baru dengan berdirinya Orde Baru yang 
menandai berakhirnya Orde Lama dengan Demokrasi Terpimpinnya. 
Jumlah massa yang terlibat aksi relative besar pasa masanya, tetapi 
sejumlah data sejarah menyebutkan tidaklah mencapai jutaan orang, 
namun yang bergerak adalah para aktivis pergerakan dan kalangan 
Islam yang diberlakukan tidak adil oleh PKI. Agenda politik yang 
diperjuangkan adalah mengokohkan kembali identitas kebangsaan 
dan penguatan ideologi negara Pancasila yang hendak diganti oleh 
PKI dengan ideologi komunis.

Pada dekade 1970-an, kita juga mengenal adanya aksi massa 
yang dimotori oleh mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang 
diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa lainnya, tentu agenda 
perjuangannya berkisar pada penguasa yang korup dan otoriter, 
orientasinya pada penguatan kebangsaan dan penegakkan moral 
publik di kalangan para pejabat. Jumlah massa yang terlibat tidak 
terlalu besar, karena anggota pergerakan yang paling potensial pada 
masa itu adalah mahasiswa yang tentu jumlah terbatas. 

Setelah peristiwa Malari (Malapetaka Januari 1974) tidak ada 
gerakan mahasiswa yang besar ataupun gerakan massa yang muncul 
secara massif yang berhasil membangkitkan reaksi elite berkuasa, 
bahwa antara gerakan 1974 sampai 1998 ditemukan sejumlah gerakan 
massa yang menyuarakan berbagai isu, baik kalangan buruh maupun 
kalangan professional lainnya, tetapi isu dan jumlah massa yang 
terlibat sangat terbatas, sementara pemerintah mengambil tindakan 
represif terhadap massa atau kelompok masyarakat yang melakukan 
protes terhadap pemerintah. 

Gerakan massa yang lebih besar kembali muncul pada 
momentum perubahan politik 1998 yang berhasil menghentikan 
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Soeharto dari jabatannya sebagai presiden, gerakan massa kala itu 
dimotori oleh mahasiswa, anak muda dan para oposan yang telah 
lama menggalang kekuatan untuk mengakhiri kekuasaan Soeharto 
yang sudah berkuasa selama 32 tahun, suatu periode kekuasaan 
yang sangat lama. Orientasi utama gerakan massa pada 1997-1998 
yakni penyelamatan bangsa yang telah mengalami keterpurukan 
secara sosial, ekonomi dan politik. Pemerintah berkuasa dipandang 
oleh sebagian kalangan gagal mengimplementasikan ideologi 
negara, sekaligus gagal mengamankan identitas kebangsaan, 
pihak asing telah menguasai sebagian besar sumber daya alam 
bangsa ini. Masalah strategis yang diperjuangkan yakni masalah 
identitas keIndonesiaan yang terancam dan ideologi bangsa yang 
gagal direalisasikan oleh penguasa. Aktor yang terlibat dalam aksi 
massa 1998, selain mahasiswa, kaum muda, buruh, intelektual, 
dosen, guru, ibu rumah tangga dan berbagai aktor lainnya. Mereka 
yang terlibat tidak terpusat di Jakarta, tetapi menyebar ke seluruh 
Indonesia, khususnya kota-kota yang memiliki kampus besar. 
Apabila diakumulasi mereka yang terlibat bisa mencapai ratusan 
ribu hingga jutaan. 

Setelah itu, tidak ditemukan lagi adanya gerakan massa 
yang dimotori oleh mahasiswa, bahkan mahasiswa era reformasi 
kehilangan identitas sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, 
karena sulit menemukan gerakan mahasiswa yang menyuarakan 
kepentingan masyarakat luas, kesannya hanya aksi anarkis dan 
brutal, bukan membantu masyarakat, tetapi aksi yang justru 
melahirkan reaksi keras dari masyarakat. 

Aksi massa yang barangkali lebih besar dari keseluruhan 
aksi yang pernah ada dalam sejarah Indonesia modern yakni aksi 
massa pada tanggal 2-12-2016 yang mencapai 7,4 juta jiwa dengan 
memenuhi sejumlah ruas jalan protokol di Jakarta dan memenuhi 
seluruh ruang yang tersedia di Monas. Isu yang diangkat yakni isu 
penistaan Al-Qur’an oleh Ahok, isu ini mampu menyatukan elemen 
Islam yang secara politik seringkali sulit menyatu, bahkan diantara 
mereka saling berhadapan dalam memperjuangkan hasrat kuasanya, 
tapi dalam kasus penistaan Al-Qur’an berhasil disingkirkan dan 
menyatu dalam aksi bersama. Tentu ini merupakan fenomena yang 
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barangkali di masa depan akan sulit mengumpulkan manusia dalam 
jumlah yang sangat fantastis, selain mereka yang aksi di Jakarta, di 
berbagai daerah juga sejumlah elemen Islam melakukan aksi yang 
menuntut hal yang sama, tentu ini merupakan fenomena politik 
yang penting bagi kebangkitan Islam politik, setidaknya dalam isu 
penistaan Al-Qur’an. 

2. Islam, Anomali Elit dan Gerakan Massa
DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan ibukota 

negara, kepemimpinan (gubernur) menjadi strategis dan penting 
dalam konteks perpolitikan nasional. Gubernur DKI Jakarta menjadi 
sorotan bangsa, kebijakan pemerintah DKI bisa menjadi acuan bagi 
kebijakan pemerintah di daerah-daerah. Pilgub DKI tahun 2012 yang 
mengantarkan Jokowi-Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur 
telah memberi warna tersendiri bagi proses politik DKI, khususnya 
pasca terpilihnya Jokowi sebagai presiden, maka otomatis dalam 
konstitusi wakil gubernur yang akan diangkat dan dilantik menjadi 
gubernur. Ahok secara resmi menjadi gubernur DKI Jakarta pada 
bulan November 2014 menggantikan Jokowi yang telah dilantik 
menjadi presiden, partai pengusung calon yang akan mengisi 
posisi wakil gubernur, maka ditunjuklah Djarot Wahyu Hidayat 
mendampingi Ahok. Ini merupakan perkembangan demokrasi 
yang sangat luarbiasa, dimana aktor politik minoritas secara agama 
dan etnik bisa memimpin masyarakat mayoritas Muslim dan pusat 
pemerintahan negara. 

Umat Islam tidak punya masalah apapun dengan naiknya 
Ahok sebagai gubernur, karena sistem politik kita mengaturnya 
demikian. Pasca dilantik sebagai gubernur, Ahok melakukan 
berbagai tindakan politik dan berbagai kebijakan yang menuai 
banyak pujian dan juga kritikan, mulai dari penutupan lokalisasi 
Kalijodo, menggusur tempat-tempat kumuh, pembelian rumah 
sakit Sumber Waras, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, lelang jabatan 
Walikota, Bupati, Camat dan Lurah se DKI Jakarta sebagai bentuk 
lanjutan dari kebijakan yang dilakukan bersama dengan Jokowi. 
Pujian menghasilkan tindakan yang makin berani dilakukan Ahok, 
sementara kritikan tidak dipandang penting, karena  ada media yang 
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melakukan framing informasi dan mengatur pemberitaan sedemikian 
rupa, sehingga perbuatan yang kurang patut menjadi patut. 

Selama memimpin DKI, Ahok acapkali mengeluarkan kata-kata 
kasar kepada siapa saja yang dia tidak sukai, baik dipublikasikan 
media massa maupun tidak. Sikap Ahok itu oleh sebagian kalangan 
patut didukung, Jakarta akan bisa baik apabila pemimpinnya tegas 
dan keras. Ketegasan dan keberanian memang harus menjadi dasar 
bertindak seorang pemimpin, tentu disertai dengan nalar yang benar, 
legal dan manusiawi. 

Diluar prestasi, kalau itu disebut sebagai prestasi, Ahok telah 
menjadi sosok fenomenal di masyarakat, bukan hanya publikasi 
langkah-langkahnya oleh media penyokongnya, tetapi juga 
tindakannya yang tidak lazim dilakukan oleh seorang pejabat publik. 
Namun dalam perkembangannya, Ahok makin berani dengan 
menyentuh masalah-masalah sensitif dalam kehidupan beragama 
bangsa ini, dalam beberapa kali video yang tersebar, Ahok selalu 
menyentuh masalah keimanan, keyakinan, dan mempersoalkan 
keyakinan umat Islam. Dalam video ketika memberikan pengarahan 
kepada pejabat DKI Jakarta, Ahok mempersoalkan iman bawahannya 
dan menunjukkan bahwa iman dialah yang paling baik dan dijamin 
oleh Tuhannya masuk surga dan diberi makanan yang enak. Video 
itu belum membangkitkan emosi sebagian kalangan Islam, namun 
ketika Ahok ketika pidato di Pulau Seribu menyebut bahwa umat 
Islam dibohongi pakai Surat Al-Maidah ayat 51 yang disebarkan oleh 
Buni Yani sontak membangkitkan kemarahan umat Islam. Dalam 
video itu, Ahok dengan jelas menyebut “jangan mau dibohongi pakai 
surat Al-Maidah 51”. 

Dalam tulisan ini tidak akan membahas Ahok salah atau benar 
dalam menyampaikan pikirannya itu, tetapi ungkapan jangan 
dibohongi itu melahirkan aksi sosial yang besar di kalangan Islam, 
tampaknya umat Islam – untuk menyebut sebagian besar, baik yang 
turut serta dalam aksi 411 dan 212 maupun yang memberi dukungan 
doa kepada peserta aksi memandang bahwa Ahok telah menyentuh 
masalah sensitif. Oleh MUI, tokoh Islam dan cendekiawan dan 
akademisi Islam lainnya menyebut sebagai penistaan terhadap Al-
Qur’an, firman Tuhan yang suci. 
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Aksi umat Islam pada 411 dan 212 merupakan aksi yang lahir 
bukan karena perjuangan kelas, perebutan jabatan politik atau 
kekuasaan atau perebutan sesuatu yang bersifat ekonomi dan 
politik, tetapi aksi yang lahir atas dasar keyakinan keagamaan 
dengan orientasi tuntutan untuk keadilan dan penegakkan hukum. 
Sasaran utama aksi tidak hanya Ahok sebagai pihak yang harus 
bertanggungjawab atas ucapannya, tetapi juga pemerintah yang 
sengaja melindungi Ahok dari tuntutan hukum, dalam bahasa 
politisnya yakni aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, jaksa 
dan hakim. 

Untuk mendistorsi tuntutan umat Islam, Ahok dalam salah satu 
wawancaranya dengan TV Australia menyebut aksi 411 merupakan 
aksi yang tidak murni, mereka yang hadir dalam aksi tersebut 
merupakan orang-orang yang dibayar, setiap peserta aksi menurut  
Ahok dibayar sebesar Rp. 500.000, tuduhan Ahok itu dibantah oleh 
peserta aksi 411 melalui media sosial, bahwa tuduhan itu tidaklah 
benar, itu fitnah dan kemudian bantahan itu menjadi viral di dunia 
maya, dunia yang saat ini dimiliki umat Islam, karena TV nasional 
mainstrem berpihak pada kelompok pemodal yang ikut memberi 
dukungan kepada mereka yang sedang menduduki kekuasaan. 

3.	 Islam	dan	Demokrasi:	Refleksi	Aksi	411	dan	Aksi		212
Sebagian kalangan Islam dalam jumlah yang tidak terlalu banyak 

telah melakukan aksi menuntut agar Ahok diproses secara hukum 
dan ditangkap karena melakukan penistaan terhadap Al-Qur’an pada 
bulan Oktober 2016, motor penggeraknya kalangan Islam di wilayah 
Jakarta termasuk Habib Rizieq Shihab. Aksi massa Oktober tidak 
memperoleh respons dari pemerintah dan dipandang ‘tidak penting”, 
juga tidak ada media TV yang memberitakan aksi bulan Oktober 
itu, informasi diterima warga bahwa ada aksi umat Islam yang 
menuntut keadilan dan penegakkan hukum melalui media sosial, 
gambar peserta aksi juga terlihat lebih banyak bila dibandingkan 
dengan aksi massa lainnya.

Aksi yang dianggap remeh itu tidak memperoleh respons, 
bahkan Ahok sebagai aktor yang secara sengaja, disebut sengaja, 
karena bukan satu kali dia menistakan agama Islam dan juga 
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mengulang-ulang surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat yang 
membohongi umat Islam, reaksi kalangan Islam setelah mendengar 
dan menyaksikan video langsung pernyataan Ahok tentang ayat 
tersebut makin membesar, elite Islam lintas aliran, lintas organisasi, 
lintas partai politik dan lintas suku-etnik bersatu menuntut keadilan 
dan penegakkan hukum terhadap Ahok. 

Aksi massa 212 merupakan aksi yang paling tertib, sama tertibnya 
dengan aksi massa 411, aksi ditujukan kepada aparat pemerintah, 
khususnya penegak hukum agar dapat menegakkan hukum secara 
adil kepada siapa saja, tanpa memandang status, kedudukan dan 
kekuasaannya. Aksi 212 dipandang sebagai aksi yang merefleksikan 
aspirasi umat Islam yang tidak terakomodasi oleh rezim berkuasa, 
tendensi politik dalam aksi tersebut jelas ada, oleh karena aksi 
ditujukan kepada pihak lawan, dalam hal ini lawannya yakni pihak 
yang melakukan penistaan terhadap Al-Qur’an dan aparatur negara 
yang tidak menegakkan hukum secara adil. 

Aksi 212 sangat kuat tendensi politiknya, meskipun manifestasi 
dari aksi itu adalah orasi keagamaan dan orasi politik para tokoh 
Islam yang hadir dalam aksi itu, meskipun sebagian kalangan 
menyebut acara tersebut hanyalah zikir dan doa bersama, bahwa 
zikir dan doa itu adalah kenyataan, namun aksi itu dimotivasi oleh 
satu tuntutan agar penista Al-Qur’an dihukum dan ditahan. Aksi 212 
merupakan aksi yang super damai, karena tuduhan makar dan lain 
sebagainya tidak terbukti hingga aksi selesai. Para ulama mampu 
mendatangkan massa dengan jumlah besar, bahkan terbesar dalam 
sejarah bangsa Indonesia inipun dituduh sebagai aksi anti NKRI, 
anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, bahkan dituduh ingin 
makar. Aparat kepolisian dengan berbagai dalil menghalang-halangi 
peserta aksi untuk bisa mencapai Jakarta, seperti kasus peserta aksi 
dari Ciamis yang berjalan kaki berhari-hari untuk bisa sampai di 
Jakarta, karena bis-bis ataupun jenis kendaraan lainnya di halangi 
mengangkut peserta aksi, akibatnya banyak yang berjalan kaki 
hingga ratusan kilometer atau terpaksa menyewa pesawat untuk ikut 
aksi 212 karena pemilik perusahaan jasa angkutan darat diintimidasi 
oleh polisi setempat.
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Apabila mencermati aksi 212 sebagai bagian bagian yang tak 
terpisahkan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai 
ucapan Ahok yang menistakan agama, maka peserta aksi 212 masih 
menempatkan MUI sebagai institusi yang otoritatif terhadap fatwa-
fatwa keagamaan. Penggerak utama aksi adalah Gerakan Nasional 
Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) merupakan 
aliansi yang lahir untuk mengawal agar fatwa MUI tidak hanya 
sekedar fatwa yang tidak memiliki gaung, GNPF-MUI bukanlah 
gerakan politik atau memiliki afiliasi politik dengan partai tertentu 
ataupun calon dalam pilkada DKI Jakarta, gerakan ini juga tidak 
memiliki sumber dana yang jelas untuk menyelenggarakan aksi 
yang super damai tersebut, sulit dibayangkan jumlah peserta aksi 
yang mencapai 7,4 juta untuk dikonversi ke dalam biaya konsumsi 
saja akan mencapai angka yang fantastis.

Kita menyetujui bahwa GNPF-MUI bukanlah gerakan yang ingin 
memecah belah NKRI, melainkan gerakan yang ingin menyelematkan 
ke-Bhineka Tunggal Ika atau keragaman bangsa Indonesia. Peserta 
aksi masih mempercayai institusi-institusi negara yang sah, mereka 
tidak ingin Indonesia yang indah dengan keragaman ini dicederai 
oleh sikap arogan dan angkuh elite politik tertentu. Aksi massa 212 
menurut Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir bahwa aksi Bela Islam 
bukan tanpa target. Selain menguatkan rasa dan barisan Ukhuwah 
Islamiyah (Persaudaraan Islam) dan Ukhuwah Wathaniyah 
(Persaudaraan Nasionalisme), aksi ini bertujuan untuk mengokohkan 
Persatuan Ummat Islam yang membawa pada Persatuan Indonesia, 
mengokohkan Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan nilai-nilai UUD 
1945 yang asli. Hal penting lain dalam aksi ini menurut Nasir 
menuntut Keadilan Sosial dan Keadilan Hukum bagi seluruh rakyat 
Indonesia serta melawan kekuatan Oligarki yang telah membuat 
Indonesia terjajah secara politik, ekonomi, sosial, dan hukum. 
Penjarakan Penista Agama secepatnya! Konsep acara Aksi Bela Islam 
3 adalah unjuk rasa Islami dan Syar’i, walau ada pihak yang berusaha 
menggembosi bahwa ini bukan unjuk rasa tapi Majelis Zikir dan Doa, 
namun tuntutan Penjarakan Penista agama adalah tujuan utama.

Aktor penggerak aksi meyakini bahwa aksi 212 merupakan aksi 
super damai, merupakan upaya untuk menguatkan posisi penegak 
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hukum agar tidak ragu dalam menegakkan keadilan hukum, para 
aktor penggeraknya menyebut aksi 212 didasari satu keyakinan 
agar pemerintah tidak memandang remeh tuntutan umat Islam, 
sekaligus umat Islam menurut Nasir mengadukan nasibnya kepada 
Allah swt. dalam bentuk zikir, doa, tausiah, dan shalat Jumat 
secara bersama-sama sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan 
sosial dan tumpulnya keadilan hukum bagi Pribumi dan terkesan 
menganakemaskan kaum pemodal Asing dan Asing yang telah 
menyuap kaum oligarki elite politik Indonesia.

Peserta aksi tidak hanya kaum awam dalam hal agama, tetapi 
juga para intelektual dan pakar dalam berbagai bidang keilmuan 
hadir dalam aksi 212. Perdebatan mengenai Ahok telah menista 
Al-Qur’an atau tidak memang hadir di kalangan Muslim sendiri, 
ada yang memandang secara berbeda, namun fakta menunjukkan 
massa aksi melibatkan berbagai unsur dari latar belakang sosial, 
ekonomi, status sosial, pendidikan, dan lain sebagainya, kita 
menemukan sejumlah Profesor hadir, mantan rektor universitas 
terkemuka juga tampak dalam aksi, mantan pejabat negara, birokrat, 
mantan jenderal polisi dan jenderal tentara, aktivis gerakan sosial, 
artis, ibu rumah tangga, santri, mahasiswa dan pelajar. Inilah aksi 
massa yang melampaui tuntutan kelas sosial tertentu. Teman saya 
membuat kesaksian yang menarik mengenai aksi 212, selama aksi 
dan sepanjang jalan yang dilalui di sekitar wilayah Tugu Tani hingga 
Monas tersaji berbagai menu makanan dan minuman gratis, pijat 
gratis, obat gratis. Kelompok Islam yang hadir bervariasi selain 
karena pemilihan dari segi status sosial dan asal usulnya, juga 
berbaur, mereka yang berjenggot, celana tergantung, memakai jilbab 
besar, memakai cadar dan berjubah hingga mereka yang memakai 
baju kaos, semuanya bersatu dalam: Satu Islam, Satu Indonesia, dan 
Satu Manusia!

Berbaurnya peserta aksi yang memiliki latar belakang sosial, 
ekonomi, politik dan budaya menjadi satu dimensi yang sangat 
unik, karena aksi massa yang banyak seperti biasanya memiliki 
kepentingan ekonomi politik yang berbeda, bahkan kita melihat 
pertemuan dalam persaudaraan sejumlah kalangan yang berasal dari 
budaya yang berbeda, hal ini terdengar dari pembicaraan mereka, 



98 POLITIK ISLAM EMPIRIK

ada yang menggunakan bahasa Sunda, Jawa, Betawi, Madura, Bugis, 
Aceh, Minang, Bima, bahkan ada juga yang berbahasa Tionghoa. 
Sebagian keterangan juga diperoleh peserta aksinya ada yang berasal 
dari agama non Muslim yang memiliki visi bersama untuk merawat 
keragaman dan menghargai perbedaan.

4. Aksi  3011 dan 412: Rivalitas Ideologis dan Pertarungan 
Kuasa Elite
Pertarungan kepentingan dan perebutan sumber-sumber 

ekonomi politik menjadi dasar bagi pergerakan massa, khususnya 
kelompok berkuasa yang memiliki obsesi dan keinginan untuk 
mempertahankan kuasanya. Pertarungan antara kalangan islamisme 
dengan kelompok nasionalis dan kiri, dalam beberapa hal munculnya 
kelompok Marxisme dan komunisme dalam perebutan kuasa di 
Indonesia. Untuk menjelaskan pertemuan berbagai aliran dan 
ideologi dalam percaturan baru politik Indonesia, dapat dijelaskan 
dalam dua orientasi aksi yang berlainan, tapi memiliki orientasi 
yang sama; pertama, aksi massa pada 3011 (aksi yang dilakukan pada 
tanggal 30 November 2016, dikenal dengan aksi 3011) merupakan 
aksi yang diinisiasi oleh kelompok nasionalis dengan jaringan 
struktur kekuasaan dan mobilisasi sumber daya melalui jejaring 
kuasa. Aparatur negara (tentara, polisi dan ASN) dalam kadar 
tertentu dimobilisasi untuk menyukseskan parade kebangsaan guna 
menununjukkan kesatuan dan kebersamaan anak bangsa, tanpa 
terikat dengan asal usul primordial para pelakunya.

Aksi 3011 jelas corak nasionalismenya sangat kuat, Panglima TNI 
secara terbuka menyerukan agar ada parade bersama seluruh elemen 
bangsa untuk menunjukkan bahwa keterpecahan dan keterbelahan 
elemen-elemen penopang kebangsaan hanya sebatas isu dan opini yang 
secara sengaja dipropagandakan oleh kelompok-kelompok tertentu 
yang memiliki tujuan politik tertentu. Pada aksi 3011 tentu aparatur 
memberi banyak kemudahan dan memfasilitasi agar peserta aksi 
dapat berkumpul pada titik-titik aksi yang telah ditentukan, meskipun 
ekspektasi aktor pergerakan sangat tinggi, tapi faktanya sangat terbatas 
masyarakat yang dapat berkumpul, bahkan banyak pula siswa-siswi 
sekolah yang “dipaksa” ikut menghadiri parade tersebut.
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Kehadiran peserta aksi yang malampaui sekat primordial, sekat 
ideologis, namun masih menunjukkan watak kelasnya, tentu menjadi 
modal bagi penguatan elemen kebangsaan, juga sekaligus sebagai 
proklamasi keindonesiaan yang utuh dan kompak, walaupun dalam 
batas tertentu aksi 3011 sebagai aksi yang dihasilkan dari ketegangan 
struktural dan pertarungan ideologi para aktor negara. Pertarungan 
tersebut tampak dalam beberapa statemen para penyelenggara 
negara yang berbeda dalam merespons informasi mengenai hadir dan 
menyebarnya ideologi komunisme, dalam batas tertentu Marxisme, 
antara petinggi militer dan menteri yang berasal dari militer sangat 
jelas sikap dan pendirian ideologisnya agar Pancasila tidak digerogoti 
oleh ideologi manapun, sementara menteri dan pejabat pemerintah 
yang memiliki haluan ideologi nasionalis-sosialis-marxis merespons 
dengan malu-malu untuk tidak menyebut mereka membiarkan 
ideologi dan bangunan politik apapun, karena ini negara demokrasi. 

Kembali kepada corak kelas, mengapa kelas dalam aksi 3011 
masih sangat kuat pemisahnya dalam parade kebangsaan itu? Padahal 
elemen dasar kebangsaan dan bangunan ke-Indonesiaan merupakan 
pembauran antar kelas sosial dan peleburan primordialisme sempit, 
tentu tidak mudah untuk menempatkan posisi aksi tersebut dalam 
politik Indonesia kontemporer, alpanya kelompok masyarakat 
termarginalkan merupakan pertanda adanya sesuatu yang tidak 
berjalan normal dalam tubuh bangsa, elite-elite politik dan elite 
ekonomi makin menjauh dari kelompok masyarakat marginal, 
mobilisasi massa merupakan manifestasi rendahnya kesadaran 
kebangsaan, baik di kalangan elit maupun resiko ekonomi politik 
yang bakal dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. 

Kedua, aksi 412 (aksi ini dilakukan pada tanggal 4 Desember 2016, 
dikenal dengan aksi 412) atau juga disebut Parade Kita Indonesia 
merupakan aksi yang dihasilkan dari pertemuan berbagai macam 
elemen utama, ada dimensi ideologis, dimensi ekonomi, dimensi 
kekuasaan dan dimensi politik. Pertemuan berbagai aspek itulah 
yang menyebabkan aksi 412 dipandang aksi yang didukung penuh 
oleh otoritas politik dan media massa  khususnya TV mainstrem 
dalam menginformasikan masalah-masalah politik yang aktual. 
Pembiaran aksi 412 yang melanggar peraturan, aksi dilakukan pada 
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hari bebas kendaraan (car free day) sebagai indikasi adanya pertemuan 
kepentingan aktor pergerakan dengan otoritas politik dan otoritas 
keamanan. Kekuasaan berhasil ditaklukkan oleh kekuatan ekonomi 
dan jaringan yang melakukan kolusi dengan kapitalisme global yang 
menopang aktor-aktor politik yang sedang menjadi sorotan publik. 

Sikap otoritas keamanan terhadap aksi kelompok pendukung 
Ahok berbeda dengan sikap aparatur terhadap peserta aksi 212, 
banyak aktor yang terlibat aksi 212 diperiksa, karena dituduh makar, 
kendaraan yang mengangkut mereka dari daerah asal ke Jakarta di 
halang-halangi yang menyebabkan peserta dari Ciamis harus berjalan 
kaki beratus-ratus kilometer untuk bisa sampai Jakarta, itupun 
banyak hambatan dari aparat, fenomena ini menunjukkan bahwa 
ada pertarungan ideologis dan politis atas kelompok Islam, tidak 
bermaksud memasukkan mereka ke dalam kelompok Islamisme 
dengan kalangan nasionalis dan sebagian pendukung ideologi 
komunis yang sedang mengalami proses pemulihan secara kultural 
dan politik di bawah kekuasaan politik pemerintah. 

Elemen penopang aksi 412 adalah kekuatan politik yang 
mendukung Ahok pada Pilkada DKI Jakarta (ada PDIP, Golkar, 
Hanura, Nasdem) – partai-partai ini merupakan partai penopang 
utama pemerintah berkuasa serta kekuatan yang secara otonom 
memberikan dukungan terhadap Ahok agar terbebas dari kasus 
hukum yang menimpanya, mereka yang terakhir ini memiliki 
kepentingan ekonomi dan kepentingan lain yang bersifat ideologis 
terhadap masa depan kekuasaan Ahok di DKI Jakarta. Para analis 
gerakan sosial dan pengamat politik menyebut aksi 412 sebagai aksi 
tandingan dan berusaha mengaburkan aksi massa Islam 212. 

Untuk mempermudah penjelasan dan pemahaman, aksi 412 
merupakan aksi “tandingan” dalam memotret perkembangan politik 
Indonesia fase akhir tahun 2016. Dalam aksi ini, selain aspek ideologi 
dan politik yang mewarnai proses aksi, juga terdapat dimensi 
pragmatisme dan dimensi oportunistik, hanya PLT Gubernur DKI 
Jakarta yang memberikan reaksi kecewa terhadap aksi 412 yang 
melanggar hukum dan merusak taman kota. Aksi juga ditandai 
dengan pemberian uang kepada para peserta aksi yang jumlahnya 
bervariasi, tentu menjadi catatan penting bagi proses demokrasi 
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bangsa, seakan-akan demokrasi kita sudah maju dan terkonsolidasi, 
tapi dalam beberapa varian dari proses itu justru dimanipulasi oleh 
kalangan elite demi kepentingan mereka. 

Demokrasi Indonesia selama tahun 2016 mengalami dinamika 
yang memperhadapkan kelompok ideologis secara terbuka, dimulai 
dengan kegiatan kenegaraan hingga aktivitas sosial masyarakat 
kelas bawah. Aktor politik, elite partai, elite ormas, elite negara dan 
bahkan elite sosial budaya juga menyebarkan kekerasan verbal di 
ruang-ruang publik yang menyebabkan demokrasi tercederai oleh 
mereka yang menyuarakan demokrasi. 

Pertarungan terbuka antar kekuatan ideologis dalam politik 
Indonesia sangat menarik dipotret justru setelah 18 tahun Indonesia 
memasuki era demokrasi. Aksi atau mobilisasi massa pada aksi 
3011 dan 412 menandai pertarungan ideologis itu, kelompok Islam 
secara politik, ekonomi dan kekuasaan mengalami kekalahan, karena 
kekuasaan dikendalikan oleh aktor-aktor yang secara ideologis tidak 
berasal dari kekuatan Islam, kalaupun ada kalangan Islam dalam 
struktur kekuasaan eksekutif hanyalah sedikit dan terbatas bila 
dibandingkan dengan penentu kekuasaan yakni presiden.

Kemenangan kalangan nasionalis pada Pilpres 2014 menjadi 
awal bagi kelompok Islam melakukan protes terbatas dan secara 
demokrasi juga menerima segala kebijakan pemerintah berkuasa. 
Mendahului dan menandingi aksi 212 yang berhasil membuat Jakarta 
menjadi lautan putih, karena peserta aksi umumnya menggunakan 
pakaian putih, oleh sebagian komentar di media sosial bahwa aksi 212 
belum pernah ada dan mungkin akan sulit disaingi oleh aksi massa 
lainnya, termasuk gerakan atau mobilisasi massa oleh aktor politik 
manapun yang memiliki pengaruh kuat dalam politik Indonesia 
saat ini (2016), karena aksi 212 merupakan aksi murni yang lahir 
dari perasaan membatin sebagian besar kalangan Islam Indonesia, 
aksi yang dapat dimasukkan sebagai aksi massa yang lahir dari 
ketulusan dan keikhlasan peserta aksi tanpa pamrih apapun, apalagi 
mengharapkan imbalan transportasi. 

Sementara aksi 412 merupakan aksi tandingan terhadap aksi 
212 yang banyak disesalkan oleh berbagai kalangan, selain mubazir, 
menghabiskan biaya besar, melanggar hukum dan yang paling 
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parah yakni merusak segala fasilitas umum. Kalau kalangan yang 
melakukannya adalah kelompok Islam atau umat Islam, mungkin 
tuduhannya lebih dari makar, teroris, radikal dan fundamentalis, 
tapi yang melakukan tindakan melawan hukum tersebut adalah 
mereka yang mendukung pemerintah, maka dianggap biasa dan 
tidak dipersoalkan, segala kerusakan yang diakibatkan oleh aksi 
tersebut dibebankan kepada anggaran negara yang dipungut dari 
pajak masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. 

Selain merusak dan melanggar hukum, juga ditemukan 
adanya bagi-bagi duit bagi peserta aksi, bahkan beberapa gambar 
yang disiarkan oleh media massa dan media massa jelas sekali 
aksi itu dimobilisasi oleh kelompok tertentu untuk menunjukkan 
adanya rivalitas politik dengan memanfaatkan agama untuk 
memuluskan kepentingan politiknya, munculnya isu “dibodohi 
dengan….” Merupakan gerakan massif untuk memanipulasi agama 
dan mendistorsi keyakinan Islam untuk memuluskan jalan bagi 
kepentingan politik. Aktor yang melakukan manipulasi dan distorsi 
agama ini tidak hanya berasal dari kalangan luar Islam, tapi juga 
kalangan Islam sendiri dengan motif ekonomi dan motif politik. 

Untuk merespons aksi 412, Ahmad Doli Kurnia, pimpinan Partai 
Golkar DKI Jakarta menyebutkan bahwa “Setelah berbagai upaya 
penggembosan berkali-kali dan di mana-mana dilakukan terhadap 
Aksi Bela Islam yang gagal, termasuk Parade Bhinneka Tunggal Ika, 
sekarang pemerintah mencoba lagi dengan Aksi 412,” menurut Doli 
Kurnia, apabila pada Parade Bhinneka Tunggal Ika masih malu-malu, 
sekarang pemerintah lebih terbuka dengan melibatkan tokoh partai 
politik pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan dengan 
surat beberapa kementerian yang menginstruksikan pegawainya 
untuk ikut hadir (Republika Online, 4-12-2016). 

Upaya mengalihkan kasus Ahok menjadi masalah politik dan 
SARA tampak dilakukan aktor yang berkuasa dengan memobilisasi 
aparatur untuk hadir dalam aksi 412, hal itu ditandai dengan 
adanya surat dari Kementerian Sosial, Kementerian Perdagangan 
dan beberapa Kementerian lainnya dan lembaga negara sebagai 
upaya mengalihkan isu Ahok dan menghindarkan dari jeratan 
hukum, menurut Doli Kurnia bahwa pemerintah berpura-pura dan 
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terus menghindar dari tuntutan umat Islam untuk menahan Ahok. 
Alhasil menurutnya pemerintah berupaya menggiring persoalan itu 
menjadi masalah politik dan SARA dengan melibatkan partai politik 
pendukung Ahok. Pemerintah dengan pendukungnya sepertinya 
memang ingin berhadapan dan menebar kebencian terhadap umat 
Islam.

Media pendukung utama Ahok dan media pendukung Jokowi 
waktu Pilpres dan hingga kini masih konsisten memberikan 
dukungan yakni Metro TV menayangkan berita bahwa peserta aksi 
yang hadir pada Parade Kita Indonesia mencapai 100 juta massa, 
meskipun fakta bahwa semua kalangan bisa melihatnya dengan kasat 
mata, baik yang langsung menyaksikan di arena aksi, tapi juga oleh 
mereka yang menyaksikan melalui media massa dan media sosial, 
informasi itu sangat jauh dari angka yang seharusnya, dihitung 
dengan cara apapun tentulah jumlahnya tidak mencapai 100 juta. 
Massa yang sempat ditayangkan utuh pun hanya menginformasikan 
hanya berada pada lingkaran bundaran Indonesia. Metro TV 
ketika memberitakan tentang umat Islam sangat bias dan terkesan 
mengecilkan jumlahnya.  
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DINAMIKA ISLAM DI EROPA 
BARAT: Dari Tekanan Sekuler 
Hingga Politik Adaptasionis
Oleh: Ismah Tita Ruslin

A. Pendahuluan
Islam, sekularisme, demokrasi seakan tiada henti diproduksi 

dan diperdebatkan. Di Eropa Barat kontestasi kekuasaan (politik) 
menambah keriuhan pembahasan tema-tema tersebut, politisis 
ekstrim kanan dan ekstrim kiri saling berebut pengaruh, Islam dan 
Muslim pun menjadi komoditas politik.  Isu migran Timur-Tengah 
dan serangkaian isu-isu terorisme, seperti pemboman di London 
dan Paris, kasus kartun Charlie Hebdo dan Jyllands Posten semakin 
menambah kepelikan Muslim di Eropa. Semua tema dan isu di atas 
terbingkai dalam tema besar yakni Islam dan Barat. Meneropong 
dinamika Islam di Eropa Barat saat ini, penulis menganggap 
penting mengawalinya dengan fase problematika Islam dan Barat, 
diantaranya meliputi perang salib, imperialisme modern, dan isu 
terorisme. 

1. Historisitas Problematika Barat dan Islam 
a. Perang Salib : awal mula hegemoni Barat

Perang Salib adalah salah satu babak yang paling kelam dan 
dramatis dalam sejarah perjalanan umat beragama yang tercatat 
dalam lembaran sejarah perang sebagai suatu perang yang memakan 
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waktu lama yaitu sekitar dua abad lamanya (1096-1291).1 Apa yang 
menyebabkan perang salib terjadi? Berikut penggambaran beberapa 
ahli:

Amir K. Ali2 misalkan menyebutkan, beberapa penyebab 
terjadinya Perang Salib, yaitu; Pertama, Perang Salib terjadi karena 
adanya konflik lama antara Barat dan Timur, dalam hal ini antara 
orang Islam dengan orang-orang Kristen, untuk saling menguasai. 
Pemunculan Islam yang cepat menimbulkan suatu goncangan 
bagi seluruh Eropa Kristen sehingga abad XI pasukan Kristen 
Barat diarahkan untuk melawan Islam. Kedua, Pelaksanaan ziarah 
orang-orang Kristen di Jerusalem semakin bergairah pada abad II 
dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Karena Jerusalem 
dan Palestina di bawah kekuasaan Turki, tidak jarang para jemaah 
Kristen mendapat perlakuan yang tidak baik dan dirampok. 
Informasi mengenai perlakuan ini cenderung berkembang liar 
sehingga menimbulkan reaksi keras orang Kristen di seluruh 
dunia. Ketiga, pada masa itu Eropa Kristen ditandai oleh kekacauan 
feodalisme. Raja dan pangeran terlibat perang satu sama lain. 
Sehubungan dengan itu, orang Kristen dengan dukungan Paus 
berusaha memanfaatkan semangat perang internal agama menjadi 
perang antar agama. Dalam hal ini semangat perang orang Kristen 
disalurkan untuk memerangi orang Islam.

Muhammad Sayyid al-Wakil3,menggambarkan dengan 
sedikit berbeda. Penyebab utama meletusnya Perang Salib, 
adalah kedengkian orang-orang Kristen kepada Islam dan umat 
Islam. Sebagaimana diketahui, umat Islam berhasil merebut 
wilayah-wilayah strategis yang tadinya milik dikuasai oleh Barat, 
membebaskan budak yang mereka tawan dan mengambil kerajaan 
yang tadinya mereka genggam. Akibatnya muncul rasa kebencian 
terhadap kaum Islam dan menunggu kesempatan yang tepat untuk 
meraih kembali apa yang telah hilang. Kesempatan yang mereka 
inginkan menemui momentum ketika kondisi umat Islam mulai 

1 Tim, Eksiklopedi Nasional Indonesia,Jilid 14 (Jakarta: CiptaAdi Pustaka;1990) 
h.38.

2 Tim, Eksiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 14
3 Muhammad Sayyid al-Wakil, Wajah Dunia Islam; dari Bani Umayyah Hingga 

Imperialisme Modern (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar:1998), h.159.
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lemah dan terpecah belah. Para tokoh agamawan Kristen bangkit 
menyerukan pembersihan tanah-tanah suci di Palestina dari tangan-
tangan kaum Muslimin dan membangun gereja dan pemerintahan 
Eropa di dunia Timur. Didukung Paus Urbanus II dengan otoritas 
yang kuat, melihat peluang kemungkinan mempersatukan kembali 
gereja Yunani dan Romawi yang terpecah, sekitar tahun 1009-1054 
M, dengan demikian dunia Kristen seluruhnya akan menjadi satu 
negara religius yang dipimpin langsung Sri Paus, tentu dengan 
menyingkirkan kaum Muslimin dari Baitul Maqdis terlebih dahulu.

Dalam Ahmad al-Usairy4 juga dikemukakan tentang peran 
besar Paus dalam membidani lahirnya seruan orang-orang Kristen 
untuk berperang menghancurkan Islam, serta keinginan orang-orang 
Eropa Kristen menguasai pelabuhan-pelabuhan yang berada di 
Laut Tengah. Wilayah Laut Tengah yang kala itu merupakan jalur 
internasional terpenting dikuasai oleh umat Islam. Sementara jalur 
ini merupakan jembatan emas bagi pedagang Kristen dari kawasan 
Eropa tertentu seperti Pisa, Venezia dan Genoa menuju Timur 
Jauh. Sementara Philip K. Hitty berpendapat bahwa latar belakang 
terjadinya Perang Salib merupakan reaksi dunia Kristen terhadap 
dunia Islam di Asia, yang sejak tahun 632 M melakukan ekspansi, 
bukan saja ke Syiria dan Asia kecil, tetapi juga Spanyol dan Sicilia.5

Selain sebab, tahapan selanjutnya yang penting untuk dikaji 
adalah proses terjadinya Perang Salib. Dalam kurun waktu abad 
ke-6 H sampai dengan awal abad ke-7 H, negara-negara Eropa mulai 
mendeteksi adanya perpecahan dalam tubuh pemerintahan negara 
Islam.6 Hal ini ditandai dengan beberapa wilayah ingin memisahkan 
diri dari negara Islam, serta sejumlah gubernur berinisiatif untuk 
melakukan otonomi. Konflik ini dijadikan kesempatan Eropa, 
mengirimkan pasukan Salib melawan kaum Muslimin. Kebencian 
Eropa terhadap Islam bertambah setelah Dinasti Seljuk7 dapat 

4 Ahmad al-Usairy, Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX 
(Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), h. 256.

5 Susmihara, Sejarah Peradaban Islam (Makassar: UIN Alauddin Press, 2012), 
h.319.

6 Abdul Qadim Zallum, Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyah (Bangli-
Jatim: Al-Izzah, 2001), h. 2.

7 Dinasti Seljuk dikenal sangat keras terhadap orang-orang Kristiani, ini 
berbeda dengan dinasti lain yang menerapkan toleransi terhadap non-muslim. Hal ini 
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merebut Bait-al-Maqdis pada tahun 471 H dari kekuasaan Dinasti 
Fathimiyyah di Mesir. Penguasa Seljuk menetapkan beberapa 
peraturan bagi umat Kristen yang ingin berziarah ke tanah suci umat 
Kristen. Peraturan ini dirasakan sangat menyulitkan mereka. Untuk 
memperoleh kembali keleluasaan berziarah ke tanah suci Kristen itu, 
pada tahun 1905 M, Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen 
di Eropa supaya melakukan perang suci.8

Perang yang kemudian dikenal dengan nama perang Salib pun 
pecah.9 Dinamakan “perang Salib” karena tentara-tentara Kristen 
yang melakukan penyerbuan menjadikan salib sebagai simbol 
obsesi perang suci mereka dengan simbol salib terletak dipundak 
masing-masing tentara.10 Perang Salib, merupakan perang yang 
dilancarkan oleh orang-orang Kristen Eropa (Barat) terhadap kaum 
Muslimin di kawasan Timur-Tengah (Asia Barat dan Mesir-kala itu) 
yang berlangsung sekitar tahun 1095-1291 M dengan tujuan untuk 
menguasai Baitul Maqdis.11

b. Imperialisme Modern: Pergeseran Isu dan Kepentingan  
Imperialisme modern12 adalah perpanjangan tangan dari perang 

dimungkinkan karena orang-orang Saljuk saat itu belum lama memeluk Islam, lihat dalam  
Muhammad Sayyid Wakil, Wajah Dunia Islam, h.160.

8  Seruan Sri Paus memerangi Kaum Muslimin, mendapat respon umat Kristiani 
dan disambut hangat seorang pendeta bernama Boutros. Boutros inilah yang berkeliling 
kepelosok negeri meminta dukungan untuk Sri Paus, dengan gaya bahasa persuasif 
sambil menangisi Baitul Maqdis, Boutros menghimbau umat Kristiani membebaskannya 
dari tangan umat Muslim dengan menjanjikan surga sebagai imbalan bagi tentara-
tentara yang menjadi korban, Lihat dalam Muh.Sayyidal-Wakil, Wajah Dunia Islam, 
h.165, sedangkan dalam Hamka, Sejarah Umat Islam (Singapura: Pustakanasional PTE.
LTD, 1997), h.355, disebutkan, adalah Peters Amiens, seorang pendeta pengembara 
berkebangsaan Perancis, kemana-mana memberikan pengajaran agama. Ketika tiba 
di Palestina, maka disaksikannya penderitaan dan aniaya yang diderita oleh kaum 
sebangsa dan seagamanya yang melakukan ibadat (ziarah). Sejak itu terbukalah hatinya 
untuk maksud yang besar, yaitu; perlunya tanah suci, sebagai tempat Nabi Isa akan 
turun kembali kedunia. Sekembalinya ke Eropa, menghadaplah ia ke Paus Urbanus II, 
menyampaikan permohonannya supaya seluruh raja-raja dan orang-orang Eropa Kristian 
bersatu memerangi kerajaan Islam atasnama agama yang suci.

9 Rangkuman kronologis Perang Salib Lihat dalam Badri Yatim, Sejarah Peradaban 
Islam (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1993), h. 76-79.

10 Muhammad Sayyid al-Wakil, Wajah Dunia Islam: dari Bani Umayyah Hingga 
Imperialisme Modern (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.159.

11 Lihat Ahmad Usairy, Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad 
XX,...... h. 256.

12  Lazimnya imperialisme dibagi menjadi dua: Imperialisme Kuno (Ancient 
Imperialism). Inti dari imperialisme kuno adalah semboyan gold, gospel, and glory 
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Salib. Meskipun secara militer perang Salib gagal mewujudkan 
rencananya, namun tetap meninggalkan “ambisi” bangsa Eropa 
untuk menguasai dunia Islam suatu hari kelak. Semangat mereka 
untuk mencapai target tersebut dimotivasi oleh beberapa faktor 
politik, ekonomi dan agama.13 Secara umum era modern ditandai 
dengan perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya yang tidak hanya mendominasi Eropa Barat dan 
Amerika Utara pada masa-masa akhir abad ke-19 dan awal abad 
ke-20. Dengan bekal ilmu dan teknologi, terutama perkapalan, orang 
Eropa pergi mengarungi lautan untuk menemukan dunia baru.
Sebaliknya kala itu kemunduran hampir merata di seluruh dunia 
Islam. Hubungan dunia Islam dengan Eropa al-maghlub (pihak yang 
kalah) dengan al-ghalib (pihak yang menang). Seperti yang telah 
diuraikan sebelumnya sejak abad kelima belas negeri-negeri Islam 
mulai dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa.

Imperialisme modern banyak mengambil pelajaran dari perang 
Salib. Motif agama tidak lagi menjadi “jualan” penjajah dalam 
melancarkan agresi ke dunia Islam sebagaimana semangat perang 
Salib kala itu. Modus imperialisme modern ‘mencampakkan’ 
semangat religius dari perencanaannya kendati tidak tidak 
membuang dari tujuan dan maksudnya. Imperialisme modern 
masuk ke negara-negara Islam dengan dalih melindungi kelompok 
minoritas atau melindungi dan membebaskan rakyat dari pemimpin 
yang diktator.

Beberapa gerakan perlawanan umat Islam dipimpin para ulama 
terjadi di sejumlah negeri. Di Mesir, gerakan perlawanan melawan 
penjajah dipimpin oleh para ulama al-Azhar, di Libya, gerakan 
perlawanan dipimpin oleh Umar Mukhtar, di Maroko, gerakan 
dipimpin oleh Amir Muhammad bin Abdul Karim al-Khattabi. 
Di Palestina, gerakan perlawanan melawan Inggris dan Yahudi 

(kekayaan, penyebaran agama dan kejayaan). Suatu negara merebut negara lain untuk 
menyebarkan agama, mendapatkan kekayaan dan menambah kejayaannya. Imperialisme 
ini berlangsung sebelum revolusi industri.  Imperialisme modern (modern imperialism). 
Inti dari imperialisme modern ialah kemajuan ekonomi. Imperialisme modern timbul 
sesudah revolusi industri. Industri besar-besaran (akibat revolusi industri) membutuhkan 
bahan mentah yang banyak dan pasar yang luas. Mereka mencari jajahan untuk dijadikan 
sumber bahan mentah dan pasar bagi hasil-hasil industri, kemudian juga sebgai tempat 
penanaman modal bagi kapital surplus.

13  Lihat Muhammad Sayyid Wakil, Wajah Dunia Islam,......... h.305.
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dipimpin Syaikh Izzuddin al-Qassam, serta di Sudan, gerakan 
perlawanan melawan penjajah dipimpin oleh Muhammad Ahmad 
al-Mahdi.14

Perang Dunia I (1914-1918)15 menjadi langkah nyata imperialisme 
modern abad ke-20. Mereka berhasil merobohkan negara khilafah 
dan “mencabik-cabik” negara kaum Muslimin dan membagi-
baginya diantara mereka. Musuh Islam tidak berhenti sampai 
disitu, Kaum kafir menempuh berbagai strategi dengan jalan 
kekerasan, pembantaian dan pembinasaan untuk menghancurkan 
kaum Muslimin, seperti yang juga terjadi di Hungaria, Kaukakus, 
Balkan dan Cina. Orang-orang Perancis dan Inggris menempuh 
strategi penjajahan melalui beberapa tahapan, yang pertama adalah 
melalui penjajahan militer, disusul penjajahan politik, kebudayaan 
dan ekonomi. Para penjajah sepakat membiarkan umat Islam 
tercerai berai hingga tidak ada lagi kesatuan hubungan diantara 
mereka, hilang seiring dengan hadirnya jargon-jargon nasionalisme, 
patriotisme dan kemerdekaan, serta upaya menjauhkan napas Islam 
dari kehidupan mereka dengan jargon kemajuan dan sekularisme.

Penjajahan dan hegemoni terhadap umat Islam dengan membagi-
bagi negara-negara Islam juga dilandaskan materi. Meskipun tujuan 
mereka yang sesungguhnya adalah menghalangi kembalinya umat 
Islam kedalam Islam yang menjadi dasar kekuatannya. Dengan 
demikian umat Islam lebih mudah dilenyapkan eksistensinya 
sehingga tidak lagi dapat kembali mengemban risalah ke penjuru 
dunia dengan jihad yang mereka nilai sangat berbahaya. Adalah 
Inggris dan Perancis yang terlihat jelas berkeinginan untuk 
menguasai wilayah Islam. Diawali oleh perjanjian antara Inggris 
dengan Syarif Husein dari Hijaz (sekarang Arab Saudi) di tahun 
1915 yang berisi janji Inggris untuk memberi kemerdekaan pada 

14  Tidak hanya di dunia Arab, gerakan perlawanan juga di negara-negara non-
Arab. Kita lihat di India, gerakan perlawanan dipimpin oleh Syaikh Ahmad bin Irfan 
yang bergelar Asy-Syahid. Di Turki, ada Syaikh Sa’id Nursi memimpin pemberontakan 
melawan Rusia dan Inggris kemudian melawan pembangkangan yang dipimpin oleh 
Mustafa Kamal. Di Daghistan, tampil mujahid besar Ghazi Muhammad melawan Rusia 
dilanjutkan oleh Imam Muhammad syamil yang bergelar Singa Daghistan, lihat dalam 
Muhammad Sayyid Wakil, Wajah Dunia Islam...... h.309.

15  Perang terjadi antara pihak negara-negara serikat (Inggris, Perancis, Rusia, 
Serbia, Jepang) Vs (Jerman, Austria-Hongaria, Dinasti Usmaniyah yang notabene negara-
negara Islam) 
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pihak Arab apabila Syarif Hussein bersedia membantu Inggris untuk 
mengalahkan kekaisaran Ottoman. Perjanjian ini kemudian dikenal 
dengan perjanjian Mac Mahon-Syarif Hussein.16

Selanjutnya Inggris membuat dua perjanjian lagi yang 
bertentangan dengan perjanjian diatas yaitu Perjanjian Sykes-Picot 
pada tahun 1916 dan Deklarasi Balfour. Perjanjian Sykes-Picot berisi 
perjanjian antara Inggris dengan Perancis yang akan membagi-bagi 
bekas wilayah Ottoman diantara mereka, dimana Inggris akan 
memperoleh Irak, Palestina dan Transjordania (sekarang Yordania) 
dan Perancis akan menerima Suriah dan Libanon. Perjanjian ini 
kemudian dikukuhkan dengan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa 
setelah Perang Dunia I.

Selanjutnya Deklarasi Balfour, merupakan janji Pihak Inggris 
yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Inggris James Arthur Balfour, 
kepada orang Yahudi melalui penguasa Yahudi Inggris, Baron 
Rothchild. Inggris berjanji memberikan tanah Palestina kepada orang 
Yahudi untuk menjadikan national home17 bagi mereka. Akibatnya, 
Bangsa Yahudi merasa legal untuk datang ke Palestina dan segera 
menjadikan bahasa Hebrew menjadi bahasa resmi di Palestina 
disamping Bahasa Arab dan Inggris. Sejak saat itu pihak Arab 
mulai menentang secara terang-terangan kehadiran orang Yahudi 
di Palestina. Akhirnya Inggris mengumumkan akan meninggalkan 
Palestina pada 15 Mei 1948, namun sehari sebelumnya pada 14 Mei 
1948, David Ben Guorion mengumumkan kemerdekaan Israel di 
tanah Palestina yang menandai faktor pemicu konflik Arab-Israel. 
Warisan imperialis Inggris ini menyebabkan terjadinya konflik yang 
berkepanjangan hingga saat ini.

Sama halnya Inggris, Perancis yang memperoleh Suriah dan 
Libanon juga masih meninggalkan warisan konflik hingga saat ini. 
Khususnya Libanon, Perancis membagi-bagi kekuasaan berdasarkan 
agama yang dikenal sebagai conventionalism. Pembagian kekuasaan 

16  Siti Mut’iah Setyawati dkk, Irak di Bawah Kekuasaan Amerika (Yogyakarta: 
Pusat Pengkajian Timur-Tengah UGM, 2003), h. 61-62.

17  Pemberian national home di Palestina dari Inggris kepada orang Yahudi 
diperkuat dengan Konferensi San Remo pada tahun 1920 yang menyebutkan Irak, 
Transjordania (sekarang Yordania), dan Palestina dibawah mandat Inggris, sedangkan 
Suriah dan Libanon dibawah mandat Perancis.
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ini kemudian dilegitimasikan melalui Pakta Nasional 1943 yang 
membagi kekuasaan antara Kristen Maronit yang diberi kekuasaan 
sebagai Presiden, Islam Sunni sebagai Perdana Menteri, dan Islam 
Syiah diberi jatah sebagai Ketua Parlemen.18Selanjutnya yang menjadi 
persoalan ketika jumlah orang Islam berkembang jauh melebihi 
jumlah orang Kristen sehingga pihak Islam merasa pembagian 
tersebut tidak adil. Keadaan ini yang dikemudian hari menyebabkan 
perang saudara di tahun 1956 dan 1975 dan intervensi Israel di tahun 
1982.

Adapun tujuan utama dari imperialisme modern teringkas dari 
poin-poin berikut:19

a) Menaklukkan Islam yang merupakan kekuatan penyeru 
pembebasan dan perlawanan melawan musuh.

b) Menghancurkan khilafah yang merupakan simbol tempat kaum 
Muslimin bersatu guna membela Islam .

c) Membuka lahan baru untuk memasarkan hasil industri yang 
meledak pasca kebangkitan industri.

d) Memperluas jangkauan negara imperialis.
e) Mengambil aset negara jajahan.
f) Memanfaatkan potensi rakyat negara jajahan untuk kepentingan 

negara-negara imperialis.
Setelah perang dunia I dan runtuhnya negara khilafah, Inggris 

menduduki negara superpower di dunia, lalu Jerman Nazi mulai 
gelisah mendesak Inggris dari kedududkan tersebut, dan memicu 
pecahnya Perang Dunia II, yang mengundang keterlibatan Amerika. 
Sekaligus menjadi titik tolak Amerika menjadi negara adidaya di 
dunia. 

c. Isu terorisme
Sejak 1980-an terorisme telah menjadi istilah populer. Terorisme 

bersama istilah-istilah lain seperti, fundamentalisme, radikalisme, 
dan militerisme, umumnya dipopulerkan oleh para pakar sosial 
politik Barat,20 yang kemudian disebarluaskan oleh media massa 

18 Siti Mut’iah Setyawati dkk, Irak di Bawah Kekuasaan Amerika.........h.62
19 Muhammad Sayyid Wakil, Wajah Dunia Islam, h.308.
20 Riza Sihbudi, Menyandera Timur Tengah (Bandung: Mizan:2007), h.172.



113DINAMIKA ISLAM DI EROPA BARAT

tanpa berusaha mencari makna sebenarnya dari istilah-istilah 
tersebut. Istilah-istilah tersebut umumnya dikaitkan dengan tingkah 
laku politik sebagian besar komunitas dunia Islam, khususnya di 
kawasan Timur-Tengah, yang senantiasa berkonotasi negatif, dalam 
arti tidak disukai pihak Barat. Dengan kata lain, setiap tindakan yang 
sebenarnya bersifat reaktif- yang dilancarkan warga Muslim yang 
tidak sejalan atau bertentangan dengan kepentingan AS (Barat), maka 
ia disebut terorisme. Padahal menyamakan dengan tidak kritis Islam 
dan fundamentalisme Islam dengan ekstrimisme adalah sama saja 
menilai Islam hanya mendatangkan malapetaka, sebuah standar yang 
tidak diterapkan kepada Yudaisme dan Kristen.21

Istilah “terorisme” itu sendiri masih menimbulkan perdebatan.22 
Penafsiran atas istilah ini masih sulit dilepaskan dari unsur bias dan 
subjektifitas. Di Timur-Tengah kelompok-kelompok  seperti Hamas, 
Jihad Islam Palestina, Hizbullah, karena posisi dan sikapnya, dituduh 
sebagai “teroris” oleh Israel, AS dan para sekutunya, namun bagi 
Bangsa Palestina dan Libanon yang tertindas maka Hamas, Jihad 
Islam dan Hizbullah adalah pahlawan mereka. Akibat penguasaan 
jaringan terjadi ‘oversimplifikasi’ terhadap pengertian terorisme. 
Maka yang seringkali dimasukkan dalam kategori terorisme 
hanyalah aksi-aksi seperti penyanderaan, pembajakan atau “bom 
jihad”23.

21 Lihat John L. Esposito, Mohammed Arkoun, Mohammed ‘Abed Al-Jabri, 
et.al, Dialektika dan Peradaban: Modernisme Politik dan Budaya di Akhir Abad ke-20 
(Yogyakarta: Qalam, 2002), h. 141.

22 Istilah terorisme sangat bersifat multitafsir, ia dengan mudah diselewengkan 
negara untuk mendukung propaganda nasional atau kebijakan luar negeri suatu negara. 
Olehnya itu, terorisme harus dirumuskan secara ketat, dalam arti tidak memiliki celah 
secara kebahasaan yang terbuka bagi usaha-usaha manipulatif. Sebagai contoh, pasca 
insiden berdarah di Olimpiade Munich 1972, PBB berusaha merumuskan landasan 
konseptual untuk memerangi terorisme. Setelah melewati beberapa perbaikan, terorisme 
didefinisikan sebagai “aksi yang melukai atau melenyapkan nyawa warga sipil atau 
menghancurkan properti milik pribadi atau negara guna menunaikan politik tertentu”, 
lihat dalam Rafiudin Ahmed, et.al, Terrorism, (Islamabad: Islamabad Policy Research 
Institute, 2001), h.5.

23 Aksi-aksi di atas memang layak disebut terorisme, namun itu hanyalah jenis 
“terorisme perompak”. Sementara itu “terorisme kaisar” seringkali justru tidak disebut 
sebagai terorisme, melainkan hanya disebut sebagai “aksi pembalasan, respon atau 
pencegahan”. Padahal “terorisme kaisar” ini jelas lebih ganas. Pemboman yang acap 
kali dilancarkan Israel terhadap desa-desa di Lebanon Selatan dan Palestina, atau yang 
dilancarkan AS terhadap warga sipil di Libya, Irak dan Afghanistan juga sangat layak 
disebut aksi terorisme. Esensi dari “terorisme perompak” dan “terorisme kaisar” jelas-jelas 
sama, yaitu suatu aksi/tindakan politik-militer yang mengakibatkan jatuhnya korban di 
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Shireen T. Hunter, misalnya, secara terang-terangan menuduh 
bahwa: “there are many similarieties in the Iranian, Syiarian, and Libyan 
uses of the terrorism as an instrument of policy”. Pandangan ini jelas 
mencerminkan stereotype / pandangan negatif Barat terhadap 
komunitas dunia Islam yang tidak mereka sukai. Di sisi lain tindakan 
Israel yang merugikan pihak Muslim Arab, tidak pernah sekalipun 
disebut terorisme. Sehingga pembantaian yang dilakukan oleh Israel 
terhadap rakyat Palestina, gempuran serdadu Amerika Serikat (AS) 
terhadap rakyat dan anak-anak kecil di Afghanistan dan Irak yang 
mengakibatkan mereka tewas atau cacat seumur hidup, tidak disebut 
tindakan terorisme, tetapi “aksi pembalasan” atau “pencegahan”.

Pasca tragedi 11 September 2001, membawa perubahan 
paradigma AS akan ‘keamanan dan ancaman nasional’. Perubahan ini 
memaksa Presiden Bush mengedepankan kebijakan war on terrorism 
dengan merealisasikan doktrin pre-emptive strike, sebuah doktrin 
yang menganggap siapapun atau negara manapun yang oleh AS 
dianggap “mengancam” harus dihancurkan terlebih dahulu sebelum 
ancaman itu menjadi kenyataan. Melalui kebijakan war on terrorism 
ini, AS mengintervensi negara-negara yang dianggapnya teroris, dan 
melakukan kerjasama dengan pihak keamanan negara lain (sekutu) 
untuk melancarkan kepentingannya. Kepentingan AS tersirat dalam 
pernyataan-pernyataan berikut: This Crusade, this war on terrorism, is 
going to take a along time (BBC, 16/sept/2001), dan pernyataan Wakil 
Menteri Pertahanan Urusan Intelijen, William Boykin mengatakan: 
“the U.S. battle with Islamic terrorists as a clash with the devil”(VOA, 22 
oktober 2003)

Upaya mempertahankan isu ini antara lain dengan pembentukan 
opini bahwa para teroris mengancam kepentingan AS dan dunia, 
jaringan teroris sangat kuat dan meluas, serta pemberian warning 
tentang adanya ancaman terorisme. Pada tataran implementasi 
diwujudkan terhadap negara-negara Muslim, seperti invasi ke 
Afghanistan pada tahun 2001 disusul invasi ke Irak tahun 2003. 
Semakin meluasnya ambisi hegemoni AS ditunjukkan dengan 
melakukan “pemaksaan kehendak” terhadap negara-negara Islam 

kalangan warga masyarakat sipil. Lihat dalam Riza Sihbudi, Op.Cit, h. 201.
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khususnya.24 Hal ini tentu tidak terlepas dari kekhawatiran para 
perancang perang di Washington bahwa Islam merupakan ancaman 
serius bagi kelangsungan dominasi AS atas dunia pasca runtuhnya 
komunisme dan sosialisme, sebagaimana merujuk tesis Huntington 
yang telah disinggung sebelumnya.

Dinamika yang terjadi di berbagai negeri Islam ini, menurut Din 
Syamsuddin25 mirip seperti individu yang berada di bawah pengaruh 
hipnotis. Dirinya yang “kosong” diisi oleh sang penghipnotis. 
Kontrol dirinya analog dan mindset telah beralih ke penghipnotis, 
kerangka berfikir bangsa Islam atas definisi ‘kawan dan lawan’ agar 
berkelindan dengan kriteria absiolut yang ditetapkan AS. Melalui 
mindset komunitas Islam memandang dirinya sendiri dan menjalin 
relasi dengan sesama komunitas lainnya.

Jadi, pada aspek ini negara-negara Islam mengalami degradasi 
dan beralih rupa laksana kerumunan atau gerombolan belaka. 
Implikasinya; Pertama, mereka kehilangan independensi dalam 
memutuskan sikap. Kedua, khususnya bagi negara-negara berasaskan 
Islam maupun berpenduduk mayoritas Islam, mereka ‘bersatu’ 
sekedar untuk menegaskan bahwa kemelut AS dan Iran, AS dan Irak, 
AS dan Isu Palestina seolah sama sekali tidak merepresentasikan 
gejolak antara AS dan Islam.  Patut dipahami bahwa kebersatuan 
kata ini hanya kebetulan mereka, yakni mereka dipersatukan dalam 
sebuah isu oleh pihak tertentu. Tanpa disertai dengan kesadaran dan 
penghayatan yang kukuh bahwa mereka adalah satu.

Inilah manifestasi atribusi eksternal yang tidak stabil, yakni 
‘kebersmaan dalam Islam’ lebih ditentukan oleh faktor eksternal 
ketimbang internal. Bertahan atau bubarnya ‘kebersamaan dalam 
Islam’ itu, bergantung pada kontrol eksternal tersebut. Manakala 

24 Terpilihnya Barack Obama menjadi Presiden AS, awalnya membawa angin segar 
bagi perdamaian di Timur-Tengah, dengan mengedepankan konsep change dan smart 
policy, diharapkan kebijakan AS lebih mengedepankan langkah-lagkah diplomasi daripada 
politik realis yang selama ini diusung pendahulunya. Namun ciri politik luar negeri AS 
selama ini yang berdiri di atas prinsip change and continuity, semakin mengaburkan 
prospek perdamaian di Timur Tengah. Perubahan hanya pada style pemimpin, tapi 
kebijakan double standard  tetap dilanjutkan di Timur-Tengah. Menghadapi penyerbuan 
Israel ke Gaza tidak disikapi antusias oleh Gedung Putih, hal ini berbeda ketika penanganan 
terhadap kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), dimana Amerika tampil sebagai 
‘leader’. 

25 Lihat pengantar Din Syamsuddin dalam Riza Sihbudi, Menyandera Timur 
Tengah (Bandung: Mizan:2007), h. xi-xii.
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isu menghilang dan pihak eksternal tidak mengangkat isu itu lagi, 
sementara negara-negara Islam tidak mampu menggantikannya 
dengan faktor pengikat internal. Maka pada saat itu pulalah 
‘kebersamaan dalam Islam’ itu akan sirna.

Isu terorisme-pun semakin dikemas semakin dikonsumsi, 
media menjadi senjata ampuh menciptakan benturan Barat dan 
Islam semakin keras akibatnya persepsi yang tiada kunjung berhenti 
diproduksi beriring dengan ketidakadilan global yang semakin besar 
dirasakan umat Islam. Timur-Tengah-pun seakan dinobatkan sebagai 
ladang konflik sepanjang masa karena tarik menarik kepentingan 
dan lagi, Barat tentu tidak tinggal ‘memainkan’ isu demokrasi, hak 
asasi manusia, demi tujuan realis (ekonomi dan ideologi) dimana 
kepentingan nasional menjadi alasan utama dalam setiap tindakan 
politik Internasional.  

2. Minoritas dalam Pandangan Barat; Dilema Multikulturalisme
Isu minoritas mengemuka seiring dengan munculnya wacana 

multikulturalisme yang terus menerus dikembangkan, minoritas 
adalah entitas sosial yang keberadaannya tidak dapat disangkalkan 
ditengah hegemoni kelompok mayoritas dan fenomena ini hampir 
ada disetiap negara. Di Barat isu ‘keminoritasan’ hadir seakan 
menggugat dominasi kulit putih sementara disaat yang sama negara-
negara Barat masih menyimpan rapi gagasan tradisional mereka 
akan etnonasionalisme-nya. 

Webster’s Seventh New Colliegiate Dictionary, mendefiniskan 
minoritas sebagai bagian dari penduduk yang beberapa cirinya 
berbeda dari mayoritas dan sering mendapatkan perlakuan 
berbeda.26 Muslim yang tinggal di Eropa adalah kaum minoritas 
karena berbeda dengan mayoritas masyarakat Eropa umumnya 
(kultur, fisik, ideologi, agama) dan sering mendapat perlakuan 
berbeda. Pada konteks politik dunia Barat, penyebutan minoritas bagi 
pengelompokkan sosial akan identik dengan pemaknaan identitas 
kolektif dalam pemenuhan atau pembelaan hak-hak.27 Dengan kata 

26 Ali Kettani, Muslim Minoroties in The World Today (London: Mansel Publishing, 
1986), h.1. 

27 Mohtar Pabottingi dkk, Potret Politik Kaum Muslim Perancis dan Kanada, 
(Jakarta: P2p-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008), h. 90.
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lain istilah minoritas dengan mudah merujuk pada eksistensi suatu 
kelumpok (minoritas) kebangsaan dengan hak-hak politik yang 
dimilikinya. Hal ini mengakibatkan istilah minoritas Muslim cukup 
peka bagi para politisi di Barat karena penggunaan istilah minoritas 
Muslim sarat dengan pembebanan kewajiban untuk memenuhi hak-
hak kaum minoritas Muslim.

Sementara menurut Esposito, secara umum masyarakat Barat 
masih berpegang teguh pada romantisme identitas nasionalis masa 
silam.28 Jika di Amerika ‘Kekristenan’ dijadikan banyak orang sebagai 
bagian integral identitas, nilai dan budaya nasional, sementara Eropa 
saat ini dihadapkan dengan pertumbuhan komunitas minoritas 
Muslim, menegaskan bahwa identitas Eropa tak terpisahkan dari 
etos sekular nasional dan budaya Yahudi-Kristen. Sehingga semakin 
menyulitkan komunitas Muslim untuk berintegrasi dan berasimilasi. 

Sejarah politik perkembangan mononasionalitas negara-negara 
Barat menggambarkan keunggulan identitas kulit putih. Sebaliknya 
identitas kebangsaan ras ‘non-kulit putih’ dipandang rendah, 
terbelakang sehingga mereka menolak mengakomodasi nilai-nilai 
keterbelakangan yang dianggap identik dengan kaum minoritas 
Muslim. Integrasi Muslim kedalam masyarakat Eropa lebih sulit 
ketimbang di Amerika. Hal ini disebabkan latar belakang masuknya 
imigran kedua benua Barat ini berbeda, berlawanan dengan Muslim 
Amerika yang rata-rata datang berbekal pendidikan dan keahlian, 
keadaan kaum Muslim Eropa jauh berbeda. Mereka umumnya 
datang sebagai pekerja dan buruh saat Eropa membutuhkan tenaga 
kerja asing atau berstatus suaka. Akibatnya banyak yang memiliki 
pendidikan, keahlian dan mobilitas sosial yang terbatas. Misalnya 
di Inggris, Perancis dan Jerman, komunitas Muslim terjebak dalam 
‘ghetto sosial’, bergelut dengan kemiskinan dan kejahatan. Bassam 
Tibi pun menegaskan tantangan islamisme di Eropa lebih keras 
dibanding di Amerika.29 Berbagai kondisi di atas menjadi jalan untuk 
senantiasa memproduksi persepsi Barat (Eropa) tentang kehadiran 
minoritas Muslim. 

28 Esposito, Masa Depan Islam: Antara Tantangan, Kemajemukan dan Benturan 
Dengan Barat (Bandung: Mizan, 2010), h.50.

29 Bassam Tibi, Islam dan Islamisme, Terj (Bandung: Mizan, 2016), h.308.
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Bagi Barat, keminoritasan Muslim mengandung makna sebuah 
bangsa yang harus dijajah, bukan justru mendapat kesederajatan. 
Sebagian bahkan mempersepsikan minoritas Muslim sama dengan 
minoritas Arab yang selalu mereka tuduh menjadi pengacau 
keamanan Barat.30 Menarik apa yang dikemukakan Naserah Sarah 
Oussekine, seorang aktifis perempuan Perancis : “Perancis memiliki 
dua jenis anak, yakni anak-anak Perancis dan anak-anak Beurs (Arab), 
tetapi tidak mengakui keturunan yang satu, seolah-olah ia memiliki 
anak di luar pernikahan”.31  Tidak mengherankan jika sampai saat 
ini terkadang praktik politik Barat terkadang masih mengalami 
kebuntuan nalar untuk mengakui keminoritasan kebangsaan dalam 
suatu negara. Akibatnya mereka tidak jarang memperlakukan 
kategori minoritas Muslim tanpa makna politik. 

Meski angin pluralisme sangat kencang dalam sistem demokrasi 
Barat untuk menghadirkan multikulturalisme, namun bagi Barat 
itu bukan alasan untuk menggugat mononasionalisme-nya. Negara 
pluralis hadir bukan untuk menghegemonisasi segala aspek yang 
menyangkut kehidupan warganya, salah satunya larangan akan 
munculnya politik identitas.  Meski pluralitas etnis tidak menjadi 
masalah bagi negara mononasionalitas, namun negara mereduksi 
etnisitas menjadi kelompok-kelompok sosial keagamaan atau negara 
mengakui eksistensi kelompok etnis sejauh menyangkut tampilan 
budaya dan agama tetapi tidak untuk berpolitik atau dengan 
kata lain kelompok etnis tidak punya tempat dalam ruang politik 
perwakilan. Hal ini terjadi bagi kaum minoritas mengingat politik 
identitas sering menjadi posisi tawar (bargaining) minoritas dalam 
perlawanan terhadap mayoritas. Penolakan Barat terhadap politik 
identitas minoritas dalam pemerintah sebagai bentuk kekhawatiran 
jika kelompok minoritas melakukan tindakan dapat menggugat 
eksistensi negara. 

Eksistensi komunitas Muslim dalam masyarakat Barat mulai 
tampak menjadi suatu realitas sosial sejak wacana persamaan 
hak-hak politik dan kiprah pergerakan hak-hak sosial semakin 

30 Mohtar Pabottingi dkk, Potret Politik Kaum Muslim Perancis dan Kanada, 
.............h.90.

31 Adam Lebor, Pergulatan Muslim di Barat: Antara Identitas dan Integrasi, terj 
(Bandung: Mizan, 2009), h. 198.
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berkembang pada awal dasawarsa 1980-an. Wacana pemberian 
hak perwakilan etnis atau kebangsaan pun terus bergulir, logika 
liberal dibalik wacana ini terus dikembangkan.32 Seturut dengan itu 
para migran Muslim mulai berani mengartikulasikan kepentingan-
kepentingan kelompok yang substansinya berbeda dengan substansi 
kepentingan-kepentingan mayoritas putih Kristen.33 Peluang 
kebijakan multukulturalisme membuat para migran tidak lagi perlu 
menyembunyikan  tradisi dan kegiatan sosial keagamaan yang 
sudah merupakan identitas kolektif bersama beberapa kelompok 
sosial migran.34

Meski demikian, para migran Muslim umumnya masih 
menghadapi tantangan kehidupan yang tidak ringan. Di tengah-
tengah mayoritas penduduk Kristen, para migran Muslim dengan 
tampilan fisik yang berbeda memiliki kebiasaan hidup yang dianggap 
aneh oleh pribumi, seperti dalam hal makanan minuman. Mereka 
hidup menyendiri dalam suatu pemukiman kumuh di pinggiran 
kota berhubung kondisi sosial ekonomi mereka yang buruk. 
Merek mengambil pekerjaan yang kasar yang tidak disukai oleh 
pribumi. Bahkan, sebagian menganggur dan hidup dengan banyak 
stigmatisasi seperti sebutan orang pemalas, dalang radikalisme 
(teroris).35 Gambaran umum sosial ekonomi para migran semacam 
ini terlihat merata di banyak negara Barat. Pengkajian selanjutnya 
tentang eksistensi Islam, Muslim dan migran di Eropa Barat akan 
diurai pada pembahasan berikut ini dengan berlatar pada tiga negara 
yakni; Perancis, Jerman dan Inggris.

32 Selengkapnya Will Kymlicka, Multicultural Citizenship, (London: Oxford 
University Press, 1995), h. 37-38.

33 Mohtar Pabottingi,dkk, Potret Politik Kaum Muslim di Perancis dan Kanada 
(Jakarta: P2p-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008), h. 88.  

34 Bahkan sebagian migran yang berhasil meraih kemakmuran ekonomi menuntut 
otonomi seperti kolam renang khusus wanita, sertifikasi makanan halal, pekuburan 
muslim, pengadilan syariah, hingga lembaga keuangan syariah. Dua bagian yang terakhir 
akan dibahas dibagian-bagian akhir bab ini.

35 Mohtar Pabottingi,dkk, Potret Politik Kaum Muslim..........., h. 89
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B. Islam di Perancis
1. Migran dan Warisan Kolonialisme: Melacak Masuknya 

Islam di Perancis 
Jejak awal keberadaan Muslim di Perancis  tidak terlepas dari 

sejarah kolonial negeri ini di Afrika Utara diantaranya Aljazair36, 
Maroko dan Tunisia. Penyebaran imigran Muslim di Eropa umumnya 
mencerminkan wilayah pengaruh penjajahan masa lalu37. Meskipun 
ada juga berpendapat bahwa awal kehadiran Islam di Perancis sudah 
ada terhitung sejak abad ke-8 Masehi, ketika Dinasti Umayyah 
masih berkuasa di Spanyol. Kala itu populasi Muslim banyak 
mendiami Perancis bagian selatan, seperti Toulouse, Montpiller, 
dan Merseille, namun peristiwa politik kala itu membuat umat 
Islam tidak berkembang.38 Barulah pada Perang Dunia I, serdadu-
serdadu Muslim dari jajahan Perancis di Afrika Utara, khususnya 
dari Aljazair masuk menetap di tanah Napoleon ini, bahkan untuk 
mengingat jasa para serdadu Muslim yang gugur membela Perancis, 
maka pemerintah memberikan imbalan sebidang tanah di pusat Kota 
Paris, diatas tanah tersebutlah  dibangun Masjid Agung Paris yang 
diresmikan pada tanggal 15 Juli 1926.39 

Pasca Perang Dunia II terjadi gelombang imigrasi Muslim ke 
Perancis dari Afrika Utara, Turki, Yugoslavia (Bosnia dan Albania) 
serta Kepulauan Komoro. Mereka datang sebagai pekerja untuk 
merekonstruksi Perancis pasca perang. Migrasi berikutnya pada 
tahun 1960-an, lalu disusul pada tahun 1970-an. Setelah itu, seperti 
di negara-negara Eropa pada umumnya gelombang imigran Muslim 
terus menerus berdatangan dari beberapa kawasan, seperti India, 
Turki, Afrika dan Asia Tenggara.

36 Khusus Al-Jazair, Perancis dan negara ini memiliki  ‘hubungan khusus’, Sampai 
pada tahun 1962, Aljazair bahkan tidak dianggap sebagai koloni Perancis tetapi ‘bagian 
dari Perancis’, Pemerintah Perancis bahkan memberi jalan warga Aljazair untuk menetap 
di Perancis melalui perekrutan tentara dan buruh.

37 Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam (Jakarta: Raja 
Grafindo, 2004),h. 330.

38 Andar Nubowo, Islam, Sekularisme, dan Demokrasi di Eropa: Pengalaman 
Prancis, Prisma, Vol.9, Oktober, 2010, h.48.

39 Andar Nubowo, Islam, Sekularisme, dan Demokrasi di Eropa: Pengalaman 
Prancis, h.49.
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Kehadiran gelombang imigran Muslim memberikan pengaruh 
besar pada tatanan kehidupan masyarakat, tidak hanya pada aspek  
demografis, sosiologis, kultural tetapi juga pada sisi keagamaan rakyat 
Perancis yang sekuler, demokratis dan Kristen. Tahun 2010 Jumlah 
populasi Muslim yang dirilis Kementerian Dalam Negeri Perancis 
telah mencapai 5-6 juta jiwa atau sekitar 9 persen dari total penduduk 
Perancis yang berjumlah sekitar 62 juta jiwa. Saat ini Islam adalah 
agama kedua setelah Katolik, terlepas dari perkiraan jumlah Muslim 
yang ada di Perancis, satu hal yang menarik adalah perkembangan 
Muslim di Perancis sangat pesat, dalam lima puluh tahun terjadi 
peningkatan hingga 30-40 kali lipat, pasca PD II 1945 jumlah populasi 
Muslim hanya sekitar 100.000. Pesatnya perkembangan Muslim di 
Perancis umumnya dilatarbelakangi oleh arus migrasi, perpindahan 
agama (melalui dakwah) dan pertumbuhan alamiah. Seturut dengan 
itu data yang dirilis tahun 2016  menunjukkan populasi Muslim di 
Perancis telah mencapai 4,7 juta di tahun 2016 atau 10 % dari 66 
juta total populasi Perancis, data ini masih menempatkan Perancis 
populasi terbesar Muslim di Uni Eropa, tepat di atas Jerman.40

2. Islam dan Ideologi Sekuler Elit Politik 
Paham sekuler (leicite) yang dianut oleh Perancis didasarkan 

pada dokumen konstitusi 1905 (separation of Church and State act) yang 
membangun tembok pemisah antara agama dan negara. Berpijak 
pada aturan tersebut hal yang berkaitan dengan religiusitas tidak 
lagi berperan penting dalam kehidupan sosial. Seolah-olah dua 
logika hidup berdampingan tanpa saling berhubungan. Pada satu sisi 
dimensi sosial didasarkan pada kebebasan, hak-hak, individualisme, 
kerja dan efisiensi. Sementara di sisi lain, dimensi personal, 
berlandaskan bahwa setiap berusaha menentukan kepercayaanya, 
menetapkan nilai-nilainya dan terpenting mengorganisasikan 
kehidupan pribadinya. Dengan kata lain kebebasan seseorang 
dijamin oleh netralitas relatif ruang publik; dimana ruang publik 
tidak lagi digunakan untuk manifestasi agama dalam kehidupan 
sehari-hari, agama harus menjadi urusan pribadi yang tidak 

40 https://www.gatestoneinstitute.org/9791/france-islamization, diakses 30 
Agustus 2017, Pukul 01.13 Wita.
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mencampuri urusan publik.41

Berpijak pada aturan itu maka negara diharuskan memelihara 
netralitas terhadap seluruh komunitas agama. Tidak ada urusan 
agama apapun boleh dibicarakan apalagi diinstruksikan di lembaga 
pemerintah, apalagi pemasangan simbol agama dalam lembaga-
lembaga pemerintah atau publik. Dengan aturan yang ketat itulah 
maka negara akhirnya melindungi kebebasan beragama sebagaimana 
yang tertuang  dalam Konstitusi Perancis 4 Oktober 1958 dalam 
artikel pertamanya tertulis “ France shall be indivisible, secular, 
democratic and social republic. It shall ensure the quality of all citizen before 
the law, without distinction of origin, race and religion, it shall respect all 
beliefe. It shall orginized on a desentralized basis.42 

Artikel diatas menetapkan bahwa Perancis seharusnya menjadi 
negara sekuler, demokrasi dan republik serta dapat menerapkan 
persamaan bagi semua warga tanpa pembedaan berdasar agama 
dan ras. Hal ini berarti Perancis akan memberi jaminan kebebasan 
beragama kepada warganya atau dengan kalimat tidak akan 
mencampuri urusan warga negara yang berhubungan dengan 
agama karena agama adalah urusan privat. Usaha apapun untuk 
melanggar kebebasan ini, baik melalui pengabaran, propaganda 
apalagi intimidasi, pemaksaan dan kekerasan akan terkena tindak 
hukuman. Jika dicermati lebih lanjut maka semua agama dipandang 
sama posisinya atau tidak ada agama yang dieksklusifkan meski 
diketahui Kristen adalah agama mayoritas di Perancis, dapat juga 
dikatakan bahwa sekularisme di Perancis mendudukan negara dalam 
posisi netral.  

Ruh sekularisme Perancis dapat dipahami dengan cara 
mencermati kembali sejarah hubungan agama dan negara di 
Perancis. Perlu ditekankan bahwa selama empat abad Perancis 
pernah mengalami konflik akut terkait agama dan politik. Antara 
abad ke-16 hingga abad ke-20 terjadi banyak negosiasi ‘kepentingan’ 

41 Tariq Ramadhan, Teologi Dialog Islam-Barat: Pergumulan Muslim Eropa 
(Bandung: Mizan, 2002), h. 200.

42 www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/constitution/
contitution-of-4-october-1958.25742.html, diakses 28 Agustus 2017, Pukul 23.45 Wita.
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antara agama (Katolik) dengan pemerintah, pada abad ke-17 dan 
ke-18 muncul kritik sosial cukup tajam yang mengantarkan rakyat 
Perancis pada revolusi  1789. Adapun target dari gerakan radikal 
revolusioner kala itu adalah kalangan agama, khususnya Katolik, 
kritik juga muncul salah satunya dari dunia sastra, seperti Moliere 
yang mengecam kemunafikan agama untuk kepentingan pribadi, 
karya ini bahkan masih menjadi acuan di sekolah Perancis saat ini. 
Akhirnya pada tahun 1905, Perancis mensahkan UU sekularisme 
memisahkan agama dan negara. Kala itu banyak properti gereja 
disita oleh negara dan peristiwa ini menjadi penting bagi masyarakat 
Perancis dan perjalanan politik negara Perancis.43

Tidak mudah bagi kaum Katolik pada awalnya menerima 
kebijakan sekularisme, sesudah empat dekade akhirnya kaum 
Katolik mulai dapat menerima kenyataan kalau agama minoritas 
lainnya kala itu seperti Protestan dan Yahudi (Islam belum masuk) 
juga mendapatkan  perlakukan yang sama dan hak yang sama 
dengan Katolik tanpa diskriminasi. Melalui aturan 1905 tidak ada 
warga yang berperilaku melawan tradisi republikan Perancis yang 
terwarisi dari para pemikir pencerahan (liberal) dan revolusi 1789 
dimana prinsip-prinsip demokrasi, HAM, menghormati kebebasan 
dasar, persamaan ras dan gender, serta persamaan peluang. Dengan 
kata lainnya semua warga diperlakukan dengan hukum yang sama.

Sepanjang abad XX Katolik, Protestan dan Yahudi dinilai cukup 
berhasil dalam menginternalisasi spirit sekularisme Perancis. Hingga 
akhir abad ke XX ketika populasi Muslim tumbuh cukup cepat, 
mulailah muncul perdebatan tentang bagaimana bisa komunitas 
Muslim berintegrasi dengan nilai-nilai sekuler Perancis?, hal ini 
dipicu oleh  tidak sedikit pemikir Barat yang beranggapan bahwa 
Islam tidak bersinergi dengan demokrasi, HAM, kesetaraan gender, 
kebebasan berekspresi, apalagi Islam punya histori besar tentang 
realitas ummah, pan islamisme  dan kekhalifaan yang menurut 
banyak pemikir Barat bertentangan dengan prinsip-prinsip 
sekularisme dan demokrasi atau tidak cocok dengan mainstream yang 
berlaku di Perancis. Dalam perkembangannya Islam, sekularisme 

43 Mohtar Pabottinggi, dkk, Potret Politik Kaum Muslim di Perancis dan Kanada 
(Jakarta: P2p-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008), h. 51-53. 
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dan demokrasi akhirnya menjadi tema-tema kunci perdebatan di 
Perancis dan Barat pada umumnya.

Perancis akhirnya menunjukkan kalau negara ini masih 
mengkultuskan sekularisme. Pada September 2004, Pemerintah 
mengeluarkan kebijakan yang mengundang perhatian dunia Islam 
yaitu pelarangan penggunaan simbol-simbol agama yang ‘mencolok’ 
di sekolah-sekolah pemerintah, mencakup penggunaan jilbab (hijab) 
bagi Muslimah, Kippa untuk Yahudi, dan salib ‘besar’ untuk Nasrani. 
Pro dan kontra telah mewarnai kebijakan ini. Tidak sedikit yang 
bereaksi keras terhadap kebijakan ini bahkan sejak masih berupa 
RUU, penentang keras tidak saja dari kalangan Muslim Perancis 
tetapi juga dari HAM Internasional dan beberapa negara Eropa 
lainnya antara lain Walikota London, Ken Livingstone dari Partai 
Buruh pembelaannya didasarkan pada sikapnya membela hak-
hak kaum wanita Muslim mengenakan jilbab dan dari Belanda, 
peneliti Martin Van Buissen juga bereaksi, menurutnya Belanda juga 
menganut paham sekuler tapi di Belanda tidak ada permasalahan 
orang menggunakan Jilbab atau simbol agama lainnya sebagai 
ekspresi religius.44 

Demikian kritikan juga dari International Helsinki Federation (IHF) 
mengecam dengan menilai Prancis telah melanggar konvensi HAM 
dan strandar Internasional yang telah disetujuinya. Indonesia tidak 
luput dari gelombang aksi protes kebijakan Perancis, bahkan Gilles 
Garachon Konsul Kebudayaan Perancis di Jakarta merasa perlu 
segera mengadakan konferensi pers awal Februari 2004 dengan 
harapan masyarakat Indonesia memahami sikap Perancis kala itu 
bukan untuk mendiskreditkan satu agama tertentu, tetapi justru 
mendukung toleransi tetap tumbuh dan menghindari terjadinya 
diskriminasi atas dasar agama. Persoalannya setelah sekian lama 
Muslim menjadi bagian dari masyarakat Perancis kurang lebih 
4 dekade (terhitung saat Islam masuk di Perancis dan lahirnnya 
kebijakan ini), mengapa kebijakan ini baru keluar? Bukankah 
sekularisme bagian yang tidak pernah hilang di Perancis?.

Lahirnya banalisasi atribut agama meski dilandasi argumen 

44 Mohtar Pabottingi,dkk, Potret Politik Kaum Muslim Perancis dan Kanada 
(Jakarta: P2p-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008), h. 78-80.
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untuk mengukuhkan tradisi sekuler Perancis yang berdasar 
konstitusi 1905, tetapi sejumlah kalangan menilai kebijakan ini 
lebih bersifat sentimen agama sekaligus politis. Aturan tersebut 
memang tidak secara spesifik diberlakukan khusus untuk komunitas 
Muslim karena simbol-simbol agama tidak hanya jilbab namun juga 
atribut agama lainnya seperti salib (Kristen) dan kippa (Yahudi), 
namun dasar kebijakan itu bisa saja ditujukan kepada komunitas 
Muslim dan jilbab dikhawatirkan sebagai simbol bangkitnya aliran 
fundamentalisme Islam, UU ini dikeluarkan setelah terjadi tragedi 
serangan 11 September 2001 di New York dimana AS menuding 
serangan itu dilancarkan oleh kaum militan Islam, al-Qaedah dan 
seketika itu juga sentimen berlebihan terkait Islam merebak cepat dan 
massif di Barat. Kebijakan ini juga sarat dengan nuansa politis.  RUU 
ini adalah atas usulan Presiden Jack Chirac, seperti layaknya politisi 
pada umumnya jika melihat popularistas pemerintahannya menurun 
maka ia akan mencari cara agar popularitasnya kembali meningkat 
atau kembali dapat merebut suara yang hilang. Kebijakan pelarangan 
penggunaan simbol-simbol keagamaan dipicu oleh menurunnya 
popularitas Chirac yang berhaluan tengah-kanan, sementara 
pesaingnya ekstrim kanan dan ekstrim kiri mulai meningkatkan 
keradikalannya. Ekstrim kanan yang diwakili oleh Front Nasional 
menggambarkan Islam sebagai agama yang mengancam eksistensi 
kristen di Perancis, sedangkan ekstrim kiri menggambarkan 
bahwa pesatnya kemajuan Islam di Perancis dikhawatirkan akan 
mengancam eksistensi sekularisme Perancis. Dengan membuat UU 
anti simbol keagamaan diharapkan partainya dapat kembali meraih 
suara dari basis kanan maupun kiri.

Perlu digambarkan bahwa Perancis adalah negara yang 
menganut sistem multi partai, tetapi polarisasi peta politik Perancis 
dibagi dua yakni kelompok berhaluan kanan dan kelompok 
berhaluan kiri. Partai-partai yang berhaluan kiri terdiri dari partai-
partai yang beraliran sosialisme dan demokrasi sosialis, seperti Partai 
Sosialis yang terbesar dan rekanannya Partai Hijau, Partai Radikal 
Kiri, ideologi partai ini adalah sosial lebih toleran terhadap perbedaan 
yang ada di Perancis  sedangkan partai-partai yang beraliran kanan 
adalah partai yang beraliran liberal, konservatif atau berisikan 



126 POLITIK ISLAM EMPIRIK

kelompok-kelompok kanan agama diantaranya Partai Republikan, 
Front National (paling anti-migran), Partai Demokrat Kristen, 
ideologi partai ini adalah konservatif yang teguh mempertahankan 
sistem dan tatanan sosial dan anti terhadap perubahan radikal.  
Contoh kebijakan berhaluan kanan dapat terlihat dari kebijakan 
Chirac dan kebijakan Sarkozy berikut ini.

Tahun 2009 Presiden Nicholas Sarkozy dan juga politisi 
konservatif, mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan simbol 
agama yakni burka (cadar) bagi perempuan Muslim,  burka tidak 
diterima di tanah Perancis, menurut Sarkozy : “full veil and face 
covering were a sign of women’s debasement and not welcome on france 
soil”, bagi Sarkozy, burka bukanlah sebuah simbol agama ini adalah 
masalah kebebasan, pengekangan terhadap kebebasan perempuan.45 
Reaksi Muslim pun berdatangan, mereka menganggap mengapa 
burka dilarang padahal ini adalah salah satu pakaian identitas 
muslim perempuan, sementara simbol-simbol agama lain kerap 
dipakai juga oleh pemeluknya. Kebijakan larangan ini semakin 
menempatkan Perancis adalah negara yang tidak konsisten dalam 
menerapkan prinsip sekuler dan demokrasi terhadap warganya. 
Saat ini Muslim yang berdomisili di Perancis bukan hanya imigran 
semata tetapi banyak juga yang lahir dan besar di Perancis, bahkan 
banyak juga yang berstatus muallaf. 

Pada tahun 2011 pemerintah sepenuhnya melarang pemakaian 
burqa di wilayah publik bagi yang melanggar dikenakan denda 
sekitar 120-150 euro bagi pemakainya sedangkan orang yang sengaja 
memaksa perempuan mengenakan burqa akan dihukum lebih berat 
dengan ancaman lebih besar hingga dua tahun penjara.46 Meski ada 
reaksi penolakan terhadap kebijakan ini tetapi nampaknya kurang 
berpengaruh, berbeda ketika kasus tahun 2004, disamping itu Muslim 
Perancis juga hanya sedikit yang mengenakan burka. Beberapa 
kalangan menilai kebijakan Sarkozy ini dengan kembali mengangkat 
isu Islam karena ia seorang presiden yang kurang populer dan 
membutuhkan suara untuk pemilu berikutnya.  Wacana sentimen 

45 https://www.theguardian.com/world/2009/jun/22/islamic-veils-sarkozy-
speech-france, diakses 2 September 2017 Pukul 22.00 Wita.

46 http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/04/110411_franceburqa, diakses 
2 September 2017, pukul 22.25 Wita
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terhadap Islam, pengalaman di Perancis memang jauh lebih buruk 
dibanding negara-negara Eropa lainnya, tragedi WTC 11 September 
dan isu teroris lainnya memicu resonansi Islamphobia47 di Perancis 
dari waktu ke waktu.

3. Eksistensi Migran Muslim 
Sedikitnya ada empat hal yang mendasari perdebatan seputar 

Islam, sekularisme dan demokrasi  cukup penting di Perancis48. 
Pertama, jumlah komunitas Muslim Perancis merupakan yang 
terbesar di Eropa. Kedua, Perancis adalah kampium demokrasi dan 
sekularisme yang sekarang ini sedang diuji kedigdayaannya oleh 
kehadiran dan perkembangan Islam dan Muslim. Ketiga, Perancis 
cukup demokratis terhadap komunitas atau gerakan Islam di 
wilayahnya. Keempat, Pemerintah Perancis terlihat paling getol 
mengeluarkan kebijakan politik menyangkut Islam seperti larang 
simbol-simbol agama yang telah diuraikan sebelumnya.

Tulisan pada bagian ini akan lebih melihat bagaimana migran 
muslim sebagai kaum minoritas memposisikan diri mereka dan 
berintegasi dengan masyarakat mayoritas yang berbeda secara 
kultur, politik dan agama. Dibanding negara Eropa yang lain, 
Perancis justru memiliki keunikan, dimana letak  pelestarian ‘nilai-
nilai’ Eropa tampak dijaga. Rakyat Perancis dikenal tidak mudah 
meniru gaya hidup. Masih ada kebanggaan sebagai orang Perancis 
yang cara pandang dan sikap hidupnya dijadikan panutan di Eropa. 
Semacam masih ada kesepakatan untuk menjaga warisan budaya 
yang diilhami nilai Katolik Roma, sekalipun secara resmi mereka 
tidak mempraktikkannya lagi.49 Persoalan muncul karena diantara 
minoritas lainnya Muslim-lah yang paling ‘sulit’ menyeragamkan 
diri dalam sikap mainstream Perancis, hal ini karena nilai yang dianut 

47 Asal kata dari ‘fobia’ yang diartikan takut, curiga, cemas atau penyebab utama 
dari sebuah ketakutan. Islamfobia dapat diartikan ketakutan, kecemasan terhadap 
Islam sehingga menimbulkan permusuhan terhadap Islam. Menurut Robin Richardson 
Islamphobia umumnya mengacu pada wacana-wacana atau pola pikir di media, lihat 
dalam www.instead.co.uk/anti-muslim-racism.pdf, diakses 3 September, 2017, pukul 
11.15 Wita.

48 Andar Nubowo, Islam, Sekularisme dan Demokrasi di Eropa, Prisma, Vol.9, 
Oktober, 2010, h. 47.

49 Mohtar Pabottingi,dkk, Potret Politik Kaum Muslim Perancis dan Kanada 
(Jakarta: P2p-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008)
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komunitas Muslim dan kultur lainnya banyak yang bertolak belakang 
dengan kultur lokal. 

Kedatangan imigran Muslim generasi pertama yang umumnya 
para pekerja kasar (buruh) belum dianggap menimbulkan persoalan 
serius bagi masyarakat Perancis, lain halnya ketika generasi kedua 
dan ketiga yang umumnya para pencari suaka50 atau mereka yang 
tumbuh, dididik dan hidup dalam sistem Perancis, imigran Muslim 
mulai dipandang membawa sejumlah persoalan, seperti kriminalitas, 
narkotika, prostitusi, ghetto-isasi, hingga  simbolisasi agama, hal 
ini dikarenakan dua generasi terakhir telah bersentuhan dengan 
kultur dan sistem kehidupan di Perancis. Sementara di tempat 
tinggal mereka (rumah) mereka harus tunduk pada otoritas orang 
tua yang berpegang teguh pada tradisi budaya dan Islam sementara 
diluar mereka diperhadapkan dengan fakta sosial dan budaya yang 
sebaliknya sekuler dan cenderung liberal serta fakta sosial ekonomi 
yang kurang menguntungkan mereka, akhirnya mereka mengalami 
split personality51. Eksistensi migran Muslim dalam interaksinya 
dengan penduduk lokal tidak jarang memunculkan konflik yang 
berujung pada kekerasan. 

Secara psikologis, generasi tersebut dihadapkan pada persoalan-
persoalan tentang identitas diri, siapa sebenarnya mereka? Darimana 
mereka berasal ‘asal-usul’?, apa saja yang boleh dan apa yang tidak 
boleh?, apa hak dan kewajiban mereka? Dan bagaimana menjadi 
Muslim sekaligus warga Perancis yang sebenarnya?. Persoalan 
tersebut diperburuk oleh perlakuan dunia luar terhadap mereka 
yang tidak adil, sehingga tidak sedikit dari mereka gagal memahami 
jati diri dan keberadaan mereka. Mahnaz Shirali mengungkapkan 
bahwa ketidakadilan sosial yang mereka terima akhirnya mudah 
mengantarkan mereka untuk melakukan tindakan revolusi, kekerasan 
dan tindakan radikal lainnya.52 Tingginya angka kriminalitas di 
kalangan imigran Muslim tidak mengherankan jika ada sekitar 60-70 

50 Pencari suaka adalah orang yang memerlukan perlindungan, mencari pengakuan 
ke negara lain, alasan mencari suaka bisa bermacam-macam, seperti alasan politik, 
kemusiaan,atau individu yang dituduh melakukan kejahatan ‘subjektif’ seperti makar.

51 Andar Nubuwo, Islam, Sekularisme dan Demokrasi di Eropa, Prisma, Vol.9, 
Oktober, 2010, h. 49.

52 Andar Nubuwo, Islam, Sekularisme dan Demokrasi di Eropa,....... h.49.
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narapidana di penjara-penjara Perancis adalah Muslim.53 
Menjadi ‘korban’ dari sistem masyarakat Perancis, sebagian 

besar pemuda Muslim Perancis mudah takjub dan terpukau 
dengan khutbah para da’i fundamentalis Muslim dalam taushiyah-
taushiyah keagamaan, mereka seolah menemukan jawaban atas 
segala persoalan dan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang 
menimpa mereka. Gayung bersambut, Muslim fundamentalis 
memanfaatkan ketidakadilan, diskriminasi, kebingungan generasi 
ini, sehingga mereka dengan mudah dibujuk dan bersedia melakukan 
perlawanan terhadap sekularisme dan demokrasi Perancis. Generasi 
yang ‘bingung’ ini seperti menemukan oase spiritual dan merasa 
dilahirkan kembali dalam Islam.

Bagi kelompok Muslim fundamentalis, penggunaan simbol 
keagamaan dan islamisasi ruang publik adalah merupakan bagian 
dari proyek islamisasi Eropa, sekaligus penolakan serius terhadap 
budaya dan sistem Barat yang menurut mereka jauh lebih rendah. 
Kelompok ini menganggap Islam lebih tinggi dan mulia nilainya 
daripada demokrasi dan sistem sekularisme Barat. Mereka inilah 
yang disebut Oliver Roy sebagai ‘reborn again generation’ atau 
generasi yang mengalami ‘re-islamisasi’ yakni generasi migran yang 
‘lari’ pada Islam karena dikecewakan oleh modernitas dan budaya 
sekuler Perancis tempat mereka dilahirkan, dididik dan dibesarkan.54 
Jadi menurut Roy, menjadikan Islam sebagai biang keladi krisis 
merupakan bukti kegagalan para Islamfob dalam membedakan 
antara konsep laicite dan sekularisasi. Negara tidak berhak mengatur, 
mendefinisikan dan membatasi manifestasi keagamaan di ruang 
publik supaya tercipta tatanan sosial-politik yang harmonis. Tesis Roy 
tersebut sesuai dengan konsep laicite positif yang dikembangkan oleh 
Sarkozy. Laicite bukanlah dipahami sebagai anti agama. Agama bukanlah 
musuh republik selama ia dijalankan dalam kerangka aturan republik dan 
tidak bertentangan dengan nilai-nilai republikan. Oleh karena itu Sarkozy 
tanpa ragu menegaskan jaminannya atas kebebasan beribadah kaum 
Muslim, akan tetapi, pada saat yang sama, dia menolak ibadah yang 

53 Molly Moore, In France, Prisons Filled with Muslims, dalam www.washingtonpost.
com/wp-dyn/contennt/article/2008/04/28/AR200804280560.html, diakses 3 September 
2017, pukul 06.10 Wita.

54 Andar Nubuwo, Islam, Sekularisme dan Demokrasi di Eropa,....... h. 50.
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dilakukan secara berlebihan dengan menonjolkan simbol karena hal 
itu dapat melukai warisan budaya Kristen Perancis. Hal ini menjadi 
satu alasan mengapa Sarkozy melarang penggunaan burka.

Migran dan Muslim adalah realitas yang tak terbantahkan di 
Perancis, hal ini disadari sepenuhnya oleh Sarkozy sang ‘arsitek’ 
pengintegrasian Muslim atau proyek perekayasaan ‘Islam ala Prancis’, 
Muslim haruslah diintegrasikan kedalam masyarakat Perancis untuk 
menghindari benturan kebudayaan yang bisa memberikan inspirasi 
terorisme. Jadi, model muslim ideal ala Perancis yang dimaksud 
oleh Sarkozy di atas adalah ‘Muslim Perancis’ yaitu Muslim yang 
dapat berbahasa Perancis, tunduk pada aturan negara, menghormati 
konstitusi 1905 (sekularisme), Muslim yang datang ke masjid yang 
dikelola para imam yang memperoleh pelatihan di Perancis dan 
menghindari persoalan politik dalam setiap dakwahnya. Hal ini 
menyerupai program integrasi Jerman yang digagas Pemerintahan 
Merkel sejak tahun 2007.

Kesenjangan kultural antara komunitas Muslim dengan nilai-
nilai Prancis dan ketidakadilan sosial yang diterima oleh para 
migran Muslim, ditambah lagi semangat anti-migran di lingkungan 
sebagian komunitas dan tekanan elit Perancis (ekstrem kanan), 
semua itu akhirnya berdampak besar terhadap laju mobilitas sosial 
ekonomi di kalangan Muslim. Meski banyak warga Muslim yang 
juga berpendidikan tinggi dan bekerja di sektor professional, namun 
mayoritas migran masih berkiprah pada pekerjaan yang masih 
mengandalkan otot / pekerja kasar, petugas kebersihan, penjaga 
toko dan lain-lain. 

Kondisi ini tidak terlepas dari identitas sebagai migran dengan 
segala pembeda yang ada. Menarik kisah wanita Muslim Fanta 
Frans Ba,55setiap kali akan melamar pekerjaan Fanta France Ba selalu 
menghindari menggunakan nama pertamanya yang terdengar asing 
di telinga orang Perancis. Agar terkesan seperti orang Perancis asli 
maka ia hanya memasang nama France Ba, namun sampai artikel 
ini diturunkan Frace Ba belum juga mendapat pekerjaan yang 
diinginkan, tampilan fisik dan keimanan menjadi pembeda, meski 

55 https://news.detik.com/internasional/3072155/terjepit-fobia-islam, diakses 6 
September 2017, pukul 14.35 Wita.
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telah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi tetap saja tidak 
disambut dengan tangan terbuka, rupanya lahir, dididik dan besar di 
Perancis ternyata tidak ada jaminan akan menjadi seorang Perancis 
seutuhnya. France Ba menyadari akan hal itu, cerita buruk tentang 
teroris membuat kehidupan Muslim Perancis semakin sulit. Dimensi 
internasional Islam yang kerap tersudut oleh isu-isu radikalisme 
berdampak besar bagi kehidupan Muslim di Barat.

Tidak hanya penjara-penjara yang dipenuhi oleh Muslim (seperti 
telah disinggung sebelumnya) tetapi juga terkait pengangguran. 
Komunitas Muslim rata-rata hidup di lingkungan sosial sangat 
sederhana, dengan tingkat pengangguran dua kali lipat dari angka 
rata-rata nasional yang mencapai 10,2 % di tahun 1999, pada tahun 
2000 pengangguran di Merseilles mencapai 20 %, dan 50 % di 
antaranya terjadi di komunitas Muslim di la Bricarde.56  

Masalah yang dihadapi Muslim Perancis memang sangat 
kompleks, karena isu yang dihadapi seringkali langsung terkait 
erat dengan konstelasi internasional. Telah disinggung sebelumnya 
isu-isu yang berkembang dalam poltik global (seperti isu terorisme) 
sangat mempengaruhi spektrum kehidupan Muslim Perancis. 
Anggapan Muslim sebagai kontributor terbesar pengangguran di 
Perancis tentu tidak terlepas dari stereotype yang tidak kunjung 
meluruh. Survei harian Le Monde di penghujung 2013 menunjukkan 
hasil fantastis masih ada 74 % warga Perancis yang menanggapi 
Islam sebagai masalah dan tidak toleran. Pada Januari 2015 Le Monde 
kembali merilis survei masih ada 51 % warga Perancis berpendapat 
Islam tidak cocok tinggal di Perancis, angka yang jauh lebih tinggi 
dibandingkan penolakan warga Perancis terhadap Yahudi yang 
hanya 19 % .

Pada Pemilu Mei 2017, isu Islam, Migran dan Muslim kembali 
menjadi komoditas politik para petarung, dari total Muslim Perancis 
yang berjumlah kurang lebih 6.5 juta 2% diantaranya punya hak 
memilih. Hasil pemilu menetapkan, Emanuelle Macron sebagai 
pemenang, mengungguli pesaingnya Marie Le Pen dengan raihan 
suara 65 %, sedangkan Le Pen dari Front Nasional (ekstrem kanan) 
meraih jumlah suara 35%. Kemenangan Macron dari poros tengah 

56 Remy Leveau dan Shireen T.Hunter, Islam in France, 2002.
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sekaligus menjadi hal baru bagi tradisi politik Perancis yang 
selama ini didominasi poros kanan dan kiri (sebelumnya juga 
telah disinggung). Macron dalam pertarungan ini memang telah 
memposisikan dirinya sebagai pro migran sangat berbeda dengan 
Marie Le Pen, politisi Front Nasional yang terkenal anti migran, dalam 
setiap kampanyenya Le Pen memang cenderung mendiskreditkan 
Islam57. Masjid Utama di Paris seakan tidak mau ketinggalan dalam 
selebrasi kemenangan Macron, kemenangan Macron tentunya 
diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi Muslim Perancis 
untuk hidup yang harmonis dan tetap respek terhadap nilai-nilai 
Perancis.58 Kemenangan Macron meretas jalan serupa sebelumnya 
pada kemenangan Francois Hollande di pemilu 2012, Kala itu 
Hollande mendapatkan suara dari 86 % dari total suara komunitas 
Muslim karena berhasil merebut simpati pemilih Muslim. Tentunya 
Muslim Perancis berharap Macron bukanlah Hollande yang  hanya 
menjual janji ‘penghapusan islamphobia’, sampai akhir masa jabatan 
janji Hollande sedikitpun tidak meluruhkan islamphobia. 

C. Islam di Jerman
1. Awal masuknya Islam di Jerman: “Guest Worker” yang 

akhirnya menetap
Berbeda dengan Perancis, perjumpaan Islam dengan masyarakat 

Jerman di Tanah Hitler ini bukan sebagai akibat penaklukan kolonial, 
melainkan melalui program ‘guest worker’ pasca perang. Kala itu 
Jerman mengalami krisis pekerja / buruh murah terampil dengan 
sistem musiman untuk sektor indutri melalui perjanjian bilateral 
tahun 1961 antara Pemerintah Jerman dengan Pemerintah Turki 
memungkinkan para pengusaha Jerman merekrut ratusan ribu 
pekerja dari Turki yang saat itu kebanyakan berasal dari Anatolia.59 
Awalnya kebijakan Pemerintah merekrut pekerja migran didesain 

57  http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39841579, diakses 6 September 2017, 
pukul 17.13 Wita.

58 http://www.reuters.com/article/us-france-election-muslims/paris-main-
mosque-says-macron-election-gives-hope-to-french-muslims-idUSKBN1830WS, diakses 
7 September 2017, pukul 23.50 Wita.

59 Islam and Identity in Germany, dalam https://www.crisisgroup.org/europe-
central-asia/western-europemediterranean/germany/islam-and-identity-germany hal.4, 
diakses 28 Agustus 2017, pukul 00.15 Wita.
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dengan melalui program rotasi, yaitu para pekerja hanya bersifat 
tinggal sementara (tamu), setelah kontrak kerja mereka habis, maka 
mereka harus pulang kembali ke negara asalnya melalui kebijakan 
Return and Emmigration Asylum Seekers dan tidak diijinkan untuk 
kembali lagi seiring keluarnya kebijakan rotasi pemerintah Jerman 
terkait kedatangan pekerja migran.  

Akan tetapi kebijakan rotasi itu tidak berlangsung lama, 
berangsur-angsur pekerja migran enggan pulang ke negaranya 
karena telah merasakan kehidupan yang lebih baik dan saat itu 
masih ada kemudahan pengurusan ijin untuk tempat tinggal. Gayung 
bersambut disaat yang sama para pengusaha yang mempekerjakan 
mereka dengan alasan penghematan biaya lebih memilih untuk 
memperpanjang penggunaan tenaga pekerja yang telah ada daripada 
harus merekrut tenaga kerja baru yang tentunya akan mengeluarkan 
biaya lagi karena harus diberi pelatihan terlebih dahulu. Apa yang 
dimulai sebagai program perekrutan tenaga kerja terampil untuk 
mendukung kebutuhan ekonomi Jerman kala itu menjadi jalan 
terjadinya migrasi hingga hampir satu juta orang di awal tahun 
1970-an. Pasca 1970-an perpindahan bangsa Turki ke Jerman semakin 
massif, para imigran umumnya merupakan sanak keluarga dari 
‘guest worker’ yang terlebih dahulu menetap, reunifikasi keluarga 
‘guest worker’ semakin tidak terbendung yang akhirnya melahirkan 
ledakan migran Turki di Jerman yang pada tahun 1961 imigran 
Muslim hanya berjumlah 6800 meningkat menjadi 2.600.000 orang 
di Tahun 2005.60 

Perpindahan manusia melintasi batas-batas negara telah muncul 
menjadi fenomena utama dalam politik internasional sejak PD I, 
teori push-pull yang pertama kali diperkenalkan oleh geographer 
Ernest Ravenstein cukup tepat menggambarkan fenomena migrasi 
yang disebabkan karena faktor internal (dorongan) dan eksternal 
(menarik). Terjadinya migrasi Muslim ke tanah Eropa akibat kondisi 
penjajahan, konflik etnis atau perbudakan kala itu di Afrika menjadi 
alasan rasional manusia terdorong bermigrasi, sejalan dengan itu, 
Eropa pasca Perang membutuhkan tenaga kerja untuk rekonstruksi 

60 h t t p s : / / w w w . c r i s i s g r o u p . o r g / e u r o p e - c e n t r a l - a s i a / w e s t e r n -
europemediterranean/germany/islam-and-identity-germany h. 4.
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pembangunan, hal ini tentu menjadi daya tarik para migran yang 
ingin segera melepaskan diri dari ketidaknyamanan di negara asal. 
Persoalan tentu tidak berhenti pada saat migrasi berhasil dilakukan, 
perpindahan manusia memasuki suatu wilayah yang sama sekali 
berbeda (kultur, bahasa, agama, tampilan fisik) dengan wilayah 
asal tentu menjadi tantangan atau lebih tepatnya persoalan baru 
selanjutnya.

 Saat ini meski jumlah masyarakat Islam di Jerman diperkirakan 
telah mencapai 5 juta jiwa, namun berbagai persoalan ‘kewargaan’ 
masih saja terjadi, khususnya program integrasi yang diretas 
pemerintah Jerman untuk mengakomodir para migran belum 
membuahkan hasil. Saat ini sebagian besar Muslim tinggal di Berlin 
dan kota-kota besar Jerman Barat. Komunitas-komunitas Muslim 
lainnya yang cukup besar juga mendiami beberapa daerah pedesaan 
Jerman, terutama Baden-Wurttemberg, Hesse, dan bagian dari 
Bavaria dan North Rhine- Westphalia Utara.61

2. Kebijakan Integrasi dan Toleransi
Hubungan antara populasi muslim Jerman yang dominan 

dari bangsa Turki dengan masyarakat Jerman hingga saat ini bisa 
dikatakan pasang surut,  2,5 juta dari sekitar 4,3 juta penduduk 
Muslim di Jerman adalah Bangsa Turki. Penolakan secara politis 
terhadap orang Turki yang meski telah menetap bertahun-tahun bagi 
sebagian masyarakat Jerman tetap dianggap sebagai ‘guest worker’. 
Kondisi ini menjadi salah satu hambatan bagi terwujudnya integrasi. 
Di sisi lain ada sikap ketidakpastian terkadang masih ditunjukkan 
oleh orang-orang Turki antara ingin kembali ‘di rumah / tanah’ 
mereka atau tetap bertahan sebagai minoritas di Jerman.

Integrasi menjadi isu yang paling hangat diperdebatkan di Jerman 
dalam beberapa tahun terakhir, program integrasi adalah kebijakan 
yang digagas oleh Pemerintah Angela Markel setelah melihat upaya 
Jerman dalam membangun masyarakat Multikultur sebelumnya 
telah gagal.62 Markel yang menjabat sejak tahun 2005 menegaskan 

61 http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/10/13/
oxrata313-populasi-muslim-jerman-diprediksi-terus-meningkat, diakses pukul 30  Agustus 
2017, pukul 04.10 Wita.

62 Salah satu pemicu gagal adalah munculnya sentimen anti-imigran dan anti Islam 
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‘’rupanya sulit mengikuti slogan ‘multikultur’ dengan hanya 
memandang bahwa masyarakat bisa saja hidup berdampingan secara 
damai meski berasal dari latar belakang budaya yang berbeda tanpa 
adanya proses integrasi”. Olehnya itu pemerintah Jerman meyakini 
bahwa ‘multikultur’ itu akan bisa terbentuk jika diawali dari proses 
integrasi. Saat ini Jerman adalah negara Eropa dengan keberadaan 
migran terbanyak. Sementara realitas sosial masyarakat Jerman tidak 
dapat dipisahkan dari keberadaan migran, pembangunan kembali 
Jerman yang terkoyak pasca Perang Dunia menjadi awal hadir 
dan menetapnya migran di Jerman. Para pengambil kebijakan pun 
menyadari bahwa migran, Muslim dan Turki adalah bagian yang 
terintegrasi dengan Jerman. Tetapi undang-undang lama sejak tahun 
1961 tidak membuka ‘ruang’ integrasi karena Jerman seperti halnya 
Perancis menganut azas ius sanguinis (kewarganegaraan seseorang 
ditentukan oleh keturunan bukan tempat kelahiran), migran yang 
lahir di Jerman secara otomatis tidak mendapat pengakuan sebagai 
warga negara Jerman.63 

Angin segar terwujudnya integrasi sudah ada sejak 
penghujung tahun 1999 ketika Pemerintah mulai mereformasi 
UU kewarganegaraan dengan memberikan hak kewarganegaraan 
kepada keturunan imigran yang lahir setelah tahun 1990, demikian 
juga dengan migran yang telah tinggal di Jerman dapat melakukan 
naturalisasi menjadi warga Jerman . Lahirnya kebijakan ini tidak lepas 
dari ‘lobby’ komunitas Muslim Turki (DITIB) di Jerman. Dibanding 
dengan Perancis kasus Jerman lebih moderat dalam menyikapi 
minoritas Muslim, hal ini sangat dipengaruhi oleh asal migran yang 
mayoritas mendiami Jerman yakni Turki, seperti diketahui Turki 
adalah negara sekuler yang memiliki pandangan demokrasi yang 
hampir sama dengan Barat /Jerman dan menganggap kedudukan 
agama hanyalah salah satu elemen identitas.

Setelah pengakuan kewargaan mendapat lampu hijau, lambat 

dikalangan politisi Jerman khususnya dari AFD (Alternatif  Fuer Deutchland) diduga 
berkaitan dengan meningkatnya angka pengangguran di Jerman, sementara pemerintah 
tetap saja membuka pintu bagi masuknya migran, selengkapnya dalam  Kompas, 18 
Oktober 2010.

63 h t t p s : / / w w w . c r i s i s g r o u p . o r g / e u r o p e - c e n t r a l - a s i a / w e s t e r n -
europemediterranean/germany/islam-and-identity-germany hal.6, diakses 28 Agustus 
2017, pukul 00.15 Wita.
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laun realitas migran khususnya pemukiman permanen migran 
mulai mendapat pengakuan, kata ‘tamu’ mulai sedikit demi sedikit 
dihilangkan untuk memperluas hak-hak migran yang untuk 
mendapatkan kewarganegaraan (naturalisasi). Namun, prasyarat 
yang utama dalam kebijakan integrasi adalah integrasi harus 
mendahului naturalisasi - persyaratan bahwa orang Turki dan 
Muslim lainnya harus terlebih dahulu terintegrasi dan menunjukkan 
“keunikan” Jerman mereka sebelum memperoleh kewarganegaraan 
tersebut. Integrasi yang dimaksud adalah migran terlebih dahulu 
menunjukkan sikap yang pro terhadap negara. Mereka harus 
mematuhi segala hukum atau konstitusi yang berlaku di Jerman. 
Mereka sebisa mungkin beradaptasi dengan kultur.64

Berbicara kultur lebih spesifik pada cara berpakaian khususnya 
imigran atau pengungsi dari negara-negara Islam dimana perempuan 
yang terbiasa mengenakan penutup wajah (burqa) harus rela 
meninggalkan kebiasaan itu karena Pemerintah Jerman tidak 
mengijinkan. Adapun penggunaan jilbab tanpa burqa tetap bisa 
dipergunakan sebagaimana pendirian masjid juga tidak dilarang, 
sementara pelarangan burqa (sama seperti Perancis) adalah bagian 
dari proses mewujudkan integrasi agar kehadiran migran tidak 
berbeda jauh dengan ‘outfit’ keseharian penduduk lokal.65 Tidak 
saja penggunaan Jilbab, hukum Jerman berkembang semakin 
mengakomodasi keyakinan umat Islam, tentu tidak saja untuk orang 
Turki tetapi juga meliputi Afrika Utara, Arab dan Iran, hal lainnya 
misalnya hukum memberi perlindungan bagi orang tua muslim yang 
menolak anak perempuan mereka pergi ke kolam renang dengan 
anak laki-laki.66

Proses Integrasi lainnya menekankan pada penguasaan bahasa. 
Para migran / pengungsi dituntut untuk segera menyesuaikan diri 
dengan memahami dan mempergunakan bahasa Jerman khususnya 

64 h t t p s : / / w w w . c r i s i s g r o u p . o r g / e u r o p e - c e n t r a l - a s i a / w e s t e r n -
europemediterranean/germany/islam-and-identity-germany hal.3, diakses 28 Agustus 
2017, pukul 00.15 Wita.

65 August Pradetto, Guru besar Politik Internasional dari Helmut Schmidth 
University Jerman, Studium General, pada  Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, 
9 Oktober 2017.

66 Adam Lebor, Pergulatan Muslim di Barat: Antara Identitas dan Integrasi, terj 
(Bandung:Mizan, 2009, h.242.
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di ruang publik,  hal ini untuk menghindari munculnya kesalahan 
persepsi diantara masyarakat lokal. Bahkan menurut Pradetto, 
para pengungsi dan imigran tetap diberikan hak untuk mengeyam 
pendidikan, mereka umumnya ditempatkan di sekolah yang sama 
di dampingi oleh instruktur khusus yang memudahkan mereka 
memahami proses integrasi sebagai sebuah kebijakan yang harus 
dituruti dan menariknya juga dihadirkan pemuka agama seiman 
untuk melatih karakter agar hidup berdampingan secara damai. 

Kanselir Markel terus menekankan pentingnya proses integrasi 
bagi para migran, seraya mengatakan “orang Jerman pun harus 
dapat menerima kultur para migran, misalkan masjid sebagai 
bagian dari identitas keseharian masyarakat Muslim”, setelah 
pernyataan tersebut beberapa perguruan tinggi di Jerman sejak 
2010 telah membuka jurusan untuk memberikan pelatihan kepada 
imam masjid berbahasa Jerman sebagai upaya untuk mewujudkan 
program integrasi serta mengingat ada kurang lebih 5 juta penduduk 
Muslim saat ini mendiami Jerman.67 Hal ini tentunya menarik 
karena proses integrasi tidak hanya mewajibkan para migran untuk 
menjadi warga Jerman seutuhnya tetapi disisi lain pemerintah tetap 
memberikan toleransi kebebasan beragama yang dijamin oleh UU 
Jerman (Grundgesetz) pasal 4 ayat 1 dimana kebebasan beragama 
dan memiliki pandangan filosofis hidup tidak dapat diganggu. Selain 
diperbolehkannya penggunaan jilbab (tanpa burqa) dan berdirinya 
masjid, kebijakan toleransi juga terlihat dalam konstitusi pendidikan 
di Jerman yang disahkan pada Oktober 2013, antara lain menerima 
ajaran Islam masuk dalam kurikulum pendidikan di seluruh Jerman, 
dimana mata pelajaran agama Islam telah dimasukkan dalam 
kurikulum pendidikan di beberapa negara bagian di Jerman. Bahkan 
lima tahun sebelumnya di tahun 2008 Pemerintah Jerman mempunyai 
program mencari 2000 guru agama Islam untuk ditempatkan di 
sekolah-sekolah mulai dari tingat SD hingga Perguruan Tinggi. 

Seturut dengan itu Prof. Zainulfuad68 membagi kisah pengalaman 
selama menetap di Jerman, menurutnya  Jerman memang berbeda 

67 Kompas, 8 Oktober 2010.
68 https://zainulfuad.wordpress.com/artikel/perkembangan-islam-di-jerman/

html, diakses 18 Agustus 2017, pukul 22.00 Wita.
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dengan umumnya negara-negara di Eropa dimana Jerman mulai 
memperbolehkan pelajaran agama Islam bagi para pelajar Muslim 
di sekolah-sekolah umum. Sebelumnya pelajaran agama Islam 
hanya dilakukan secara non-formal di masjid-masjid atau kelompok-
kelompok masyarakat.  Kebijakan ini hasil dari perjuangan komunitas 
Muslim di Jerman dengan memanfaatkan peluang program integrasi 
pemerintah dan hasilnya pemerintah Jerman mau duduk bersama 
dengan mereka merumuskan kebijakan pendidikan tersebut, 
bagi Pemerintah Jerman tentunya ini menjadi salah satu upaya 
mendukung proses integrasi sosial Muslim di Jerman sekaligus 
menjembatani perbedaan yang seringkali timbul. Kebijakan 
pendidikan Islam ini tidak hanya berhenti di level sekolah-sekolah 
kini merambah diperkenalkan di Perguruan Tinggi di Jerman dengan 
jurusan Teologi Islam. Pendidikan Islam pada tingkat Universitas 
diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah kehidupan 
Muslim dalam keragaman serta dapat mengangkat isu partisipasi 
Muslim dalam wacana politik di Jerman.

Komunitas Muslim Jerman dalam perkembangan terakhir sudah 
mulai terlibat dalam parlemen bahkan sejarah Parlemen Jerman 
mencatat di Tahun 2016 Muhterem Aras, politisi Perempuan Muslim 
berdarah Turki dari Partai Hijau terpilih sebagai ketua parlemen 
Jerman. Sebelumnya ada Camile Giousouf, wanita 35 tahun asal 
Turki ini berhasil duduk di Parlemen di tahun 2013, kala itu untuk 
pertama kalinya Partai Kristen Demokrat mendudukkan perempuan 
Muslim di Parlemen. Sejak kepemimpinan Merkel di tahun 2005, 
jumlah anggota parlemen berlatar migran cukup meningkat 21-34 
persen.69 Perkembangan Islam dan eksistensi komunitas Muslim di 
Jerman diharapkan menjadikan Islam tidak lagi diidentikkan sebagai 
agama para migran semata melainkan agama dapat terintegrasi 
dalam kehidupan mereka sehari-hari. Perjumpaan Islam dan kultur 
Jerman inilah yang akan membangun wacana yang kini ramai 
diperbincangkan di Eropa yaitu “Euro-Islam”.70

69 http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/09/25/mtnv0r-
merkel-libatkan-muslim-di-parlemen-jerman.

70 Istilah Euro-Islam pertama kali dikemukakan oleh Bassam Tibi, sebagai 
jembatan antara Islam sipil dan Eropa Inklusif, kegelisahan Tibi melihat Islam yang sangat 
berkembang di Eropa namun hampir tidak terintegrasi, Tibi menyaksikan kegagalan Eropa 
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3. Migran dan Kebijakan Pintu Terbuka 
Dalam pandangan sekuler Barat, agama tidak memainkan peran 

penting dalam kehidupan bernegara atau politik, gelombang migrasi 
/ pengungsi yang mayoritas Muslim menghampiri daratan Eropa 
di tahun 2015 serta serangkaian aksi-aksi teror yang disematkan ke 
Islam terjadi di beberapa belahan Barat menjadikan Islam sebagai 
salah satu agenda politik tak terelakkan bahkan menjadi isu yang 
paling krusial dalam konstestasi pemilu di beberapa negara Eropa, 
tidak terkecuali Jerman.

Pada pemilu Jerman bulan September 2017 kembali mengukuhkan 
Angela Markel sebagai kanselir Jerman untuk yang keempat kalinya. 
Namun berbeda dengan perolehan suara dukungan Merkel pada 
pemilu-pemilu sebelumnya. Kemenangan sang kanselir kali ini, 
meski tetap meraih perolehan suara terbanyak namun partai 
pendukung Merkel koalisi konservatif Uni Demokratik Kristen 
(CDU) dan Uni Sosialis Kristen (CSU) justru meraih perolehan suara 
terburuk dalam 70 tahun terakhir, meski tetap menguasai parlemen. 
Angin segar justru berhembus dari pesaing koalisi konservatif yaitu 
partai nasionalis anti radikal Islam Alternatif fuer Deutch (AFD) yang 
justru meraih lonjakan suara, untuk pertama kalinya partai yang 
paling menentang kebijakan Merkel khususnya terkait migran ini 
mendapatkan 1 kursi di parlemen.71 Menurunnya perolehan suara 
koalisi konservatif dan meningkatnya suara AFD, menandakan 
elektabilitas Merkel yang menurun dan meningkatnya popularitas 
AFD mengindikasikan bahwa kebijakan Merkel terkait pengungsi 
migran menjadi tidak populer di masyarakat Jerman. Jenny Hill dari 
BBC72 menilai hasil perolehan pemilu kali ini adalah ‘bencana’ bagi 
Merkel atas kebijakan menerima imigran hampir 900 ribu imigran 
dan pengungsi tanpa dokumen jelas.

Gelombang pengungsi Timur-Tengah cukup massif ‘menyerbu’ 
perbatasan Eropa di tahun 2015, ketidakpastian politik di Timur-

untuk memenangkan hati dan jiwa para imigran muslim, integrasi adalah jalan yang harus 
terus diupayakan. Lihat dalam Bassam Tibi, Islam dan Islamisme, Terj (Bandung: Mizan, 
2016), h.309.

71 www.bbc.com/indonesia/dunia-41383399-pemilu Jerman-, diakses 29 
September, 2017, pukul 02.30 Wita. 

72 www.bbc.com/indonesia/dunia-41383399-pemilu Jerman-, diakses 29 
September, 2017, pukul 02.30 Wita. 
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Tengah dan ‘memanas’nya konflik di Suriah kala itu bahkan hingga 
saat ini 2017) menjadikan mengungsi sebagai pilihan rasional bagi 
sebagian besar masyarakat sipil,  ada sekitar 13 juta warga Syiria 
membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat peperangan yang belum 
juga usai, 11 juta diperkirakan telah meninggalkan negaranya.73 Salah 
satu negara tujuan adalah Jerman, negara maju yang menjanjikan 
kehidupan yang lebih baik seolah telah terpatri sebelumnya dibenak 
pengungsi. Jerman secara ekonomi stabil, negara ini memiliki indeks 
kesejahteraan yang tinggi serta sikap pemerintahnya yang selama ini 
cukup ‘welcome’ terhadap migran. Alhasil, benar Jerman berbeda 
dengan beberapa negara Eropa lainnya yang cenderung membatasi 
bahkan menolak kehadiran imigran, Hungaria misalnya sikap 
menolak migran ditunjukkan dengan membangun kawat berduri 
sepanjang 161 km di perbatasan Makedonia74, sebaliknya negara 
Jerman mengumumkan menerima ‘asyluum seeker’ para pencari 
suaka / migran dengan pintu yang terbuka lebar meski Merkel 
menyadari kebijakan ini akan menjadi polemik berkepanjangan tidak 
hanya perdebatan di parlemen tetapi juga di kehidupan masyarakat. 

Pada saat ini Pemerintah Jerman harus rela menggelontorkan 
dana pembangunan 300 ribu flat baru untuk penyediaan tempat 
tinggal bagi para migran baru dan Pemerintah Jerman diperkirakan 
akan menghabiskan dana mencapai 100 milyar euro untuk membiayai 
migran / pengungsi hingga 2020, tahun 2016 saja biaya yang telah 
dikeluarkan mencapai 20 milyar euro75 Dari segi ekonomi tentu ini 
merugikan Jerman, belum lagi kebijakan memberikan perlindungan 
keamanan bagi para pengungsi, menurut Pradetto, pemerintah 
bahkan memberi tambahan personil polisi 20% untuk menyediakan 
fasilitas keamanan bagi para pengungsi76. Ada maksud dibalik 

73 http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdfv, 
diakses 2 September 2017, Pukul 19.35 Wita.

74  Zairani, Motivasi Jerman Menerima Migran Timur-Tengah, JOM Fisip, Vol.3 
No.2, 2016.

75 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/germany-refugees-
spend-20-billion-euros-2016-angela-merkel-crisis-budgets-middle-east-north-
africa-a7623466.html, diakses 5 September 2017, Pukul 04.40 Wita.

76 August Pradetto, Guru besar Politik Internasional dari Helmut Schmidth 
University Jerman, Studium General, Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, 9 
Oktober 2017.



141DINAMIKA ISLAM DI EROPA BARAT

kebijakan tidak popular Merkel ini?. 
Setidaknya ada tiga alasan dibalik kebijakan Jerman menerapkan 

politik pintu terbuka terhadap pengungsi : Pertama, meski ini terkesan 
idealis tetapi kenyataanya Merkel mencoba mematuhi aturan 
Konvensi Jenewa (geneva convention) yang telah ditandatangani 
oleh Jerman bersama 196 negara berdaulat lainnya, termasuk 
AS di dalamnya.77  Konvensi Jenewa mengharuskan komunitas 
internasional menerima para pengungsi akibat korban perang 
yang didasarkan atas kemanusiaan. Seturut dengan itu Pradetto 
mengatakan bahwa Jerman juga memiliki sikap yang berbeda dengan 
kekuatan Barat yang turut memperkeruh konflik “Arab Spring” di 
Timur-Tengah misalnya, Jerman tidak terlibat dalam konflik di Libya 
dan Syiriah meski konflik ini berimbas juga pada Jerman berupa 
kedatangan gelombang migran / pengungsi.78  

Kedua, Jerman sedang menghadapi krisis demografi, hal 
ini dikhawatirkan akan berimbas pada sektor tenaga kerja. Saat 
ini Jerman kekurangan warga usia produktif akibat penuaan 
masyarakatnya (ageing population), untuk mengamankan sektor 
tenaga kerja salah satunya melalui kehadiran para migran. Tahun 
2015 Komisi Eropa merilis Laporan Ageing Population, dimana 
populasi Jerman diproyeksikan akan mengalami penyusutan dari 
81.3 juta pada tahun 2013 menjadi 70,8 juta di tahun 2060, sebaliknya 
dengan populasi Inggris yang meningkat dengan cepat dari 64,1 
juta menjadi 80,1.79  Krisis demografi di Jerman disebabkan oleh 
tingkat kelahiran yang rendah, menurut Pradetto, umumnya 
keluarga di Jerman memiliki anak 1 atau dua orang, sementara usia 
lanjut semakin meningkat, fenomena ini tentu berbanding terbalik 

77 Sebagai sesama negara yang menyepakat konvensi Jenewa, Merkel mengingatkan 
Presiden AS Donald Trump untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati 
dalam Konvensi Jenewa khususnya terkait pengungsi, sikap Merkel merespon kebijakan 
Trump terkait larangan imigran Timur-Tengah memasuki AS, dalam http://www.
independent.co.uk/news/world/europe/anglea-merkel-explains-donald-trump-geneva-
refugee-convention-obligations-muslim-immigration-ban-us-a7552506.html, diakses 5 
September 2017, pukul 04.35 Wita.

78 Materi August Pradetto, Guru besar Politik Internasional dari Helmut Schmidth 
University Jerman, Studium General, Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, 9 
Oktober 2017.

79 http://www.bbc.com/news/business-34172729/-why germany needs migrants 
more than UK-bbc, diakses 26 Agustus 2017, pukul 04.10 Wita.
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dengan negara-negara di Asia dan Afrika dimana tingkat kelahiran 
tinggi, selain kebijakan terkait migran, pemerintah Jerman saat ini 
mulai mengampanyekan agar keluarga yang baru menikah mulai 
merencanakan memiliki anak lebih dari dua.80 

Oleh beberapa kalangan khususnya para pebisnis menilai 
kebijakan Merkel terkait migran ini dianggap hal yang cukup rasional 
untuk mengisi kekurangan tenaga kerja meski opini publik Jerman 
masih juga terpecah menanggapi kebijakan tersebut, terlepas dari 
pro dan kontra kebijakan Merkel, sejarah pembangunan Jerman 
yang kini menempatkan negara tersebut menjadi negara maju di 
dunia hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari peran migran ‘guest 
worker’ (lihat sejarah masuknya Islam di Jerman, bagian awal dari 
pembahasan ini). 

D. Islam di Inggris
1. Sejarah Masuknya Islam di Inggris : Terusan Suez Pembuka 

Jalan

“Kami menyebut diri Muslim Inggris, terlepas ada yang mengakui kami 
atau menerima kami atau tidak, kami telah memutuskan bahwa ini adalah 
negara kami, rumah kami dan tempat anak cucu kami memutuskan untuk 
tinggal” (Sher Azam, Pemimpin Masyarakat Muslim di Bradford).81

Seperti Perancis dan Jerman, arus migrasi menjadi jalan 
masuknya Islam di Inggris pasca Perang Dunia II. Gelombang 
besar migrasi terjadi di tahun 1950-an hingga 1960-an, meski fakta 
lainnya mengemukakan jejak Muslim pertama di Inggris telah ada, 
jauh sebelum terjadinya gelombang migrasi di atas, yakni pasca 
pembukaan Terusan Suez di Mesir 1876, sebuah kanal sepanjang 
163 km yang pada saat Perang Dunia I terusan ini dikuasai oleh 
Inggris. Pasca pembukaan kanal ini akses transportasi laut yang 
menghubungkan Eropa-Asia-Afrika lebih dekat/pintas. Sebelumnya 
akses laut Eropa-Asia harus mengelilingi Afrika terlebih dahulu. 

80 August Pradetto, Guru besar Politik Internasional dari Helmut Schmidth 
University Jerman,  Materi Studium General, Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, 
9 Oktober 2017.

81 Adam Lebor, Pergulatan Muslim di Barat: Antara Identitas dan Integrasi, terj 
(Bandung:Mizan:2009), h.162.
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Akses ini menjadi jalan bagi para pelaut dan pekerja (kuli) yang 
didominasi oleh orang Yaman dan beberapa pedagang dari India 
(India masih dijajah Inggris kala itu) turut serta berlayar ke Inggris 
dan mendarat di Cardiff, Liverpool, dan Pollockshield.82 Diperkuat 
oleh   Lebor, Terusan Suez adalah penanda substansial hadirnya 
kaum Muslim di Inggris, masuknya migran memberikan pengaruh 
terhadap sosial dan budaya di sekeliling London dan beberapa kota 
di tanah Inggris kala itu, rumah-rumah orang Yaman (semacam 
asrama) dibuka di Cardiff dan Pollockshield bagian selatan, 
syaikh-syaikh dan sufi pun menyusul setelah itu untuk memenuhi 
kebutuhan agama mereka dan membuka pusat-pusat kegiatan sosial 
dan keagamaan bagi kaum Muslim awal,83 hal ini dapat dibuktikan 
dengan adanya bangunan masjid di Cardiff yang terdaftar sejak 
1860 yang masih berfungsi hingga saat ini. Banyak pelaut menikah 
dengan perempuan Inggris dan menetap di Inggris, merekalah 
generasi pertama komunitas Muslim di Inggris.84 Sementara orang-
orang India direkrut bekerja di kerajaan Inggris dan lama kelamaan 
akhirnya para migran pun menetap.

Seperti Perancis, Inggris juga membutuhkan tenaga kerja untuk 
rekonstruksi negaranya pasca perang dan merekrut para pekerja yang 
berasal dari daerah koloninya, yaitu India dan Pakistan. Disaat yang 
sama perpindahan manusia melonjak didorong oleh ketidakstabilan 
sosial politik di tahun 1947 akibat pemisahan Pakistan dari negara 
India, kondisi di kedua wilayah yang tidak menentu menjadikan 
Inggris sebagai tujuan utama para migran untuk mencari kehidupan 
yang lebih baik dengan memanfaatkan jaringan keluarga yang sudah 
lama menetap disana (serupa dengan reunifikasi keluarga pada 
sejarah migran di Jerman). 

Setelah 1960-an, semakin banyak lagi orang mengunjungi Inggris 
khususnya dari negara-negara Islam yang mengirimkan pelajar-
pelajar untuk menuntut ilmu di Inggris, seperti Arab saudi, Iran, 

82 Chaerul Munzir, Islam di Inggris: Tinjauan Historis dinamika Islam di Inggris, 
Jurnal Rihlah,Vol.II, No.1, Mei, 2015, h.1.

83 Adam Lebor, Pergulatan Muslim di Barat: Antara Identitas dan Integrasi, terj 
(Bandung: Mizan, 2009), h.170.

84 Adam Lebor, Pergulatan Muslim di Barat: Antara Identitas dan Integrasi,...... 
h.170.
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Malaysia, Iraq, kehadiran mahasiswa-mahasiswa ini memberikan 
pengaruh terhadap gerakan akademisi Islam di Inggris melalui 
pembentukan organisasi ke-Islaman, Berbagai kegiatan syiar dan 
dialog-dialog, hingga saat ini pertumbuhan Islam di Inggris melaju 
pesat. Total umat Islam yang mendiami Inggris saat ini mencapai 
3.5 juta di tahun 2016 atau setara dengan 5,5% dari 64 juta,  Inggris 
menempati urutan ketiga dari penduduk Muslim terbesar di Eropa 
setelah Perancis dan Jerman.85

2. Islam dan Kebijakan Adaptasionis 
Ketika gelombang protes terhadap kebijakan Perancis terkait 

larangan penggunaan simbol-simbol agama, protes juga datang dari 
Inggris (telah diuraikan sebelumnya: Islam dan Ideologi Sekuler 
elit elit Politik), tantangan Islam di Perancis dan Inggris memang 
berbeda. Inggris lebih akomodatif dibandingkan dengan Perancis. 
The Economist dalam rilisnya pernah membandingkan model integrasi 
masyarakat Muslim di Perancis dan Inggris, hasilnya di Inggris 
etnis minoritas bukan saja diberi kebebasan  untuk mempraktekkan 
keyakinannya, bahasa dan kebudayaannya, bahkan negara ini 
memberi dukungan penuh serta subsidi untuk mewujudkan hal itu.86

Seturut dengan penuturan Mustapa Tougui87 seorang Muslim 
Perancis yang pernah menghabiskan setengah waktunya di 
London, tepatnya di Earl’s Court, ia menggambarkan wilayah yang 
ditempatinya adalah sebuah daerah multi budaya dengan ‘segudang’ 
budaya dan bangsa’ yang berbeda, meskipun umat Islam di Inggris 
memiliki masalah mereka sendiri, tetapi ada sebuah sikap di London 
tentang ‘hidup dan membiarkan hidup’. Terdapat perbedaan yang 
sangat mencolok antara Perancis dan Inggris, cara mereka berbicara 
tentang Islam. Di Inggris saya tidak peduli jika orang tampak tak acuh 
karena saya yakin mereka semua baik-baik saja, mereka tidak terlihat 
cemas dan yang terpenting mereka terbuka. Mereka menghormati 
segala sesuatu. Anda boleh memakai kerudung, Kaum Sikh boleh 

85 www.gatestoneinstitute.org/9741/islamization-britain, diakses 2 September 
2017, 02.00 Wita.

86 The Economist, 7 Februari 2004.
87 Adam Lebor, Pergulatan Muslim di Barat: Antara Identitas dan Integrasi, .......... 

h. 206.
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mengenakan turban mereka, saya bangga dengan Inggris, tinggal di 
Perancis seperti mimpi buruk. Meski demikian layaknya sentimen 
Eropa (Barat) ke Islam, di Inggris pun masih saja ada pihak-pihak 
yang kerapkali menghembuskan islamphobia, khususnya pasca 
tragedi 2001 dan bom London 2005 yang sangat menyudutkan Islam. 
Meski demikian kehidupan beragama di Inggris masih sedikit lebih 
‘nyaman’ dibandingkan dua negara sebelumnya Perancis dan Jerman. 

Great Britain (Inggris Raya) sejak awal dikenal sebagai negara 
yang multinasional karena terdiri atas empat bangsa yang berbeda 
Inggris, Wales, Skotlandia dan Irlandia. Mereka bersatu dengan 
identitas politik yang berbeda, atas dasar itu multikultural menjadi 
slogan yang terus disuarakan Inggris. Konsep kewargaan yang 
dikembangkan oleh Ingggris ini dirasakan oleh para imigran dari 
bekas jajahan Inggris, mereka diterima dan mendapat perlakuan 
yang sama dari masyarakat dan pemerintah seperti yang diterima 
oleh bangsa Wales, Skotlandia, Irlandia. Akan tetapi lama kelamaan 
pergerakan migrasi ke Inggris terus menerus bertambah, sehingga 
memaksa pemerintah harus segera membatasi kedatangan imigran. 
Kehidupan di Inggris pun berwarna-warni, sehingga memunculkan 
istilah ‘patria’ dan ‘non-patria”, mereka yang berasal dari  British 
(Inggris asli), Wales, Skotlandia dan Irlandia disebut golongan’ 
Patria’ sedangkan di luar dari itu ‘non patria’ termasuk Muslim di 
dalamnya, kategorisasi ini berujung pada diskriminasi, “kelompok 
non-patria” tidak lagi mendapatkan hak yang sama dengan “patria”. 
Kelompok ‘non-patria’ menjadi warga kelas dua, sebaliknya ‘Patria’ 
mendapatkan hak-hak istimewa. 

Kehidupan kelompok Muslim yang ‘non patria’/warga kelas 
dua, semakin disudutkan dengan lahirnya dua klausul hukum 
yang berdampak pada kehidupan muslim, yaitu: Pertama, The Race 
Relation Act 1976 hukum yang yang berisi tentang larangan perlakuan 
distriminatif terhadap ras dan etnis dalam berbagai kegiatan, agama 
tidak dimasukkan dalam UU ini, sehingga Muslim di Inggris mudah 
sekali menjadi obyek diskriminatif karena tidak adanya pijakan 
hukum yang mempertahankan hak sebagai Muslim. Misalnya 
larangan sholat jumat atau penggunaan kerudung bagi perempuan 
kala itu. Kedua, Publict Order Act, 1986, tentang pencegahan hasutan 
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kebencian rasial. Ketiga, Crime and Disorder Act, (1998) adalah kategori 
baru dalam tindakan rasial yang tidak menyenangkan seperti 
penyerangan, pelecehan, pengrusakan, tetapi lagi-lagi tindakan 
kebencian terhadap umat Islam tidak termasuk didalam aturan ini, 
meski ada bukti bahwa terjadi serangan kepada Muslim.88

Komisi British Muslim akhirnya tidak tinggal diam, mereka 
menuntut agar memperluas ruang lingkup dari formulasi Race 
Relation Act (1976), Komisi berpendapat Islamphobia (serangan 
terhadap Islam) sama dengan kasus sektarianisme di Irlandia Utara 
dan Skotlandia, juga sama dengan anti semit di Eropa, dalam hal ini 
Muslim juga seharusnya dapat perlindungan yang sama, selain itu 
UU ini memberi perlindungan kepada kaum Sikh dan Yahudi, tapi 
mengapa ke Islam tidak?, demikian halnya ketika tahun 2000 cakupan 
UU diperluas lagi dan diperdalam lagi lingkupnya untuk memberi 
perlindungan bagi diskriminasi ras, tetap saja belum melindungi 
kaum Muslim dari diskriminasi agama.  Hal ini ditegaskan 
Pemerintah Inggris bahwa: “tidak ada aturan yang komperehensif 
untuk melindungi individu atau kelompok dari diksriminasi agama, 
seperti Muslim kecuali jika terkait dengan kelompok etnis yang 
diakui, ini menjadi hal penting untuk minoritas di Inggris”.  Hal ini 
tentu bertentangan dimana Kaum Muslim dalam menentukan diri 
mereka lebih kuat pada identitas agama dan bukan pada identitas 
mereka (keberadaan Muslim di Inggris berasal dari berbagai ras). 
Sementara Islamphobia terus berkembang apalagi jika terjadi insiden 
seperti bom London 2005 dan merugikan kehidupan Muslim. 

Apa yang diinginkan oleh umat Islam sebenarnya tidaklah 
berlebihan, mereka hanyalah ingin diakui eksistensinya sebagai 
bagian dari negara ini, perjuangan yang sama dilakukan oleh 
kaum Muslim lainnya di negara-negara lain dimana posisi mereka 
minoritas. Hal ini terkait dengan HAM, sebagaimana Inggris telah 
menandatangani larangan diskriminasi terhadap minoritas agama, 
ras, perempuan dalam deklarasi PBB,  serta klausul internsional 

88 Indriana Kartini dkk, Minoritas Muslim di Inggris dan Australia, Jurnal Penelitian 
Politik, LIPI, Vol.3, No.1, 2006 dan lihat juga Muslims in Britain, report of minority rights 
group internasional

 dalam http:/www.mywf.org.uk/uploads/project/borderlines/Archieve/2007/
muslimbritain.pdf, diakses 25 Agustus 2017, pukul 03.40 Wita.
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tentang hak sipil dan politik dimana Inggris juga telah meratifikasinya. 
Komite PBB untuk komite penghapusan segala bentuk diskriminasi 
rasial tidak jarang mengkritik pemerintah Inggris karena dianggap 
gagal dalam menerapkan pelarangan diksriminsi agama.

Meski demikian Islam tetap tumbuh, melalui peran William 
Henry Quillam, seorang putra dari pendeta metodis dan menjadi 
muallaf pertama di Inggris Quillam kemudian berganti nama menjadi 
Abdullah. Hal ini sekaligus menggambarkan generasi pertama 
Muslim di Inggris tidak semuanya kaum migran. Melalui karyanya 
“the faith of Islam”, tidak sedikit Warga Inggris di tahun 1980-an yang 
menjadi muallaf terpengaruh dengan karya Quillam.89 Konstribusi 
Quillam dalam pengembangan Islam tidak hanya pada dunia literasi 
tapi juga mendirikan institusi pendidikan dan masjid. Salah satunya 
Institut Muslim Liverpool pada tahun 1989 yang pada tahun 2014 
institut ini juga dijadikan masjid yang dapat menampung hingga 
20.000 jamaah.90 Meski terkadang masih mendapatkan tekanan dari 
pemerintah dan masyarakat Inggris, perkembangan Islam di Inggris 
tidak dapat dipungkiri, masyarakat Muslim membangun kekuatan 
mereka melalui organisasi-organisasi sosial keagamaan. Sepeninggal 
Quillam beberapa organisasi-organisasi Islam pun bermunculan yang 
berandil besar dalam perkembangan Islam diantaranya Pan Islamic 
Society yang berperan dalam meluruskan persepsi keliru tentang 
Islam di masyarakat non-Muslim dan Muslim Council Britain sebagai 
wadah representasi kaum Muslim sekaligus memayungi masjid-
masjid, berbagai sekolah dan asosiasi Muslim di Inggris. 

Perkembangan Islam juga berdampak pada keterlibatan politik 
Muslim di Inggris yang cukup menggembirakan jika dibandingkan 
dengan dua negara sebelumnya, meski pada aspek tertentu 
mereka belum berhasil mempengaruhi beberapa kebijakan, namun 
setidaknya mereka mulai bebas untuk menyalurkan hak politiknya 
sejak tahun 1980 khususnya di ranah lokal, kaum muda Muslim 
menyadari kurangnya partisipasi sangat merugikan kepentingan 
Muslim sendiri.  Partai Buruh adalah pilihan utama Muslim Inggris, 

89 Indriana Kartini dkk, Minoritas Muslim di Inggris dan Australia, Jurnal Penelitian 
Politik, LIPI, Vol.3, No.1, 2006.

90 www.bbc.com/Indonesia/majalah/2014/07/140725 , diakses tanggal 12 Agustus 
2017, pukul 21.00 Wita.
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kepercayaan mereka pada partai buruh didasari pada platform partai 
Buruh yang anti rasis sangat berbeda dengan partai konservatif. 
Partisipasi Muslim Inggris umumnya sukses di tingkatan lokal, pada 
tahun 1996 ada 160 Muslim yang menjadi dewan Kota (counsillor) 
bahkan di tahun 2001 meningkat menjadi 217 orang. Para anggota 
dewan kota mewakili daerah-daerah yang banyak didiami kaum 
Muslim seperti London, Bradford, Birmingham, keikutsertaan kaum 
Muslim dapat panggung politik diharapkan dapat menentukan 
nasib kaum Muslim lebih baik lagi dalam membangun kehidupan 
di Inggris.91 Tahun 2015 Muslim Inggris mencetak rekor baru dalam 
sejarah parlemen Inggris dengan berhasil menempatkan 13 politisi 
di parlemen 8 diantaranya adalah perempuan, suatu pencapaian 
yang luar biasa meski hasilnya belum merepresentasikan keragaman 
Muslim di Inggris. 

Akhirnya pemerintah Inggris-pun mulai memperbincangkan 
Islam secara berbeda dari sebelumnya, keberadaan Islam secara 
perlahan mulai mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat dan 
bernegara Inggris dalam beberapa aspek seperti ekonomi, hukum 
dan pendidikan. Dalam bidang Ekonomi misalnya, pada tahun 
2004 Inggris membuat kejutan besar, untuk pertama kalinya melalui 
regulator perbankannya, negara ini mengijinkan operasionalisasi 
bank berbasis syariah, yaitu Islamic Bank of Britain (IBB) berpusat di 
Birmingham, Inggris adalah negara Eropa pertama yang menerapkan 
kebijakan ini. Menurut Michael Hanlon direktur manager IBB “ini 
adalah pencapaian yang besar, baik untuk pengelolaaan keuangan 
Umat Islam maupun untuk Inggris secara keseluruhan.92 Ketertarikan 
pemerintah Inggris untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam 
dikemukakan David Cameron (PM Inggris) disela Forum Ekonomi 
Islam Dunia yang digelar di London 2014 lalu. Ia menginginkan 
London berdiri bersama Dubai dan Kuala Lumpur sebagai salah satu 
dari pusat keuangan Islam di dunia.  Saat ini kajian-kajian terkait 
ekonomi Islam pun menjadi bahasan menarik di beberapa perguruan 
tinggi, salah satunya di Universitas Durham,  menariknya tidak saja 

91 Indriana Kartini dkk, Minoritas Muslim di Inggris dan Australia, Jurnal Penelitian 
Politik, LIPI, Vol.3, No.1, 2006, h. 97.

92 http://news.bbc.co.uk/2/hi/bussiness/3547374.stm, diakses 26 Agustus, pukul 
23.00 Wita.
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para ekonom Muslim yang berkumpul mengkaji tetapi akademisi 
kalangan non-Muslim juga tertarik untuk mendalami.93 Bukan tidak 
mungkin akan semakin banyak lagi negara-negara Barat lainnya yang 
tertarik mengadopsi ekonomi Islam ditengah mulai merapuhnya 
sistem kapitalis dewasa ini.

Hal yang tak kalah menariknya terjadi dalam bidang hukum. 
Tatkala hukum Islam mengemuka dalam ruang-ruang publik di 
Inggris, pemimpin gereja anglikan di Inggris, Rowan Williams 
mengatakan : “hukum syariah di beberapa wilayah di Inggris 
memang sulit untuk dihindarkan”94, Williams selanjutnya 
mengusulkan beberapa hal yang diatur secara Syariah antara lain 
keuangan dan perkawinan untuk dimasukkan kedalam sistem 
hukum Inggris serta menerapkan apa yang menjadi kebutuhan umat 
Islam. Pernyataan Williams ini menimbulkan reaksi kontroversial, 
terlepas dari itu Williams hanya berkomentar berdasarkan realitas 
masyarakat Inggris yang semakin kompleks dewasa ini, sudah 
tidak prinsip lagi mempertahankan pada satu hukum untuk semua 
secara mutlak, pada konteks ini sistem hukum sekuler hendaknya 
juga mempertimbangkan aspek keagamaan, pada aspek ini kaum 
Muslim hendaknya tidak dibedakan dengan umat beragama lainnya, 
misalnya ketika kaum Yahudi memiliki pengadilan agama mereka 
sendiri, Beth din yang mengurusi isu tentng perceraian, dimana 
pengadilan ini berbasis pada hukum Yahudi kuno dan otoritas 
penyelenggaraanya di bawah seorang Rabbi, maka hendaknya hal 
seperti ini juga  dapat diberlakukan untuk umat Islam.95  Jumlah 
institusi pengadilan yang memberlakukan hukum syariah di Inggris 
semakin meningkat, di tahun 2017 hasil penelusuran daily mail ada 
sekitar 85 pengadilan berdasar hukum syariah di Inggris, salah 
satunya bertempat di Masjid Birmingham.96 Pemerintah Inggris 
sebenarnya telah mengadopsi beberapa aspek syariah sebelumnya, 

93 Yanuar Priambodo, Kepentingan Ekonomi Politik Inggris dalam menerapkan 
Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam, Skripsi, Departemen Hubungan Internasional, 
Universitas Indonesia, 2012. 

94 www.bbc.co.uk/news/story/2008/02/080207_shariahlaw.shhtml, diakses 3 
September 2017, pukul 10.12 Wita.

95 http: //www.madinaonline.id/bina-damai/syariah-di-inggris.
96 http://www.jawapos.com/read/2017/03/03/13703/di-inggris-bagian-ini-

hukum-syariah-islam-ditegakkan.
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misalnya terkait pemotongan hewan, dilakukan dengan syarat-syarat 
yang dianggap sesuai dengan perintah Tuhan. Kini beberapa gedung 
pemerintahan juga menerapkan aturan larangan mengkonsumsi 
alkohol dan berjudi,  diantaranya Old Admirality, tempat acara-acara 
kenegaraan serta White Hall, bahkan tidak menutup kemungkinan 
gedung parlemen pun akan dikenakan aturan yang serupa.

Aspek lainnya adalah pendidikan, saat ini pendidikan menjadi 
kebutuhan mendasar bagi umat Islam di Inggris untuk tetap eksis 
membangun kehidupannya yang ‘ditakdirkan’ hidup di dunia Barat. 
Mendapat respon dari pemerintah kini institusi-instusi perdidikan 
berbasis Islam semakin berkembang di Inggris, mulai dari sekolah 
hingga ke tingkat universitas. Tahun 2011 terdapat kurang lebih 140 
sekolah Islam di Inggris, meski demikian pemerintah Inggris tetap 
selektif dalam pemberian ijin operasional pendirian sekolah dan 
dinas pendidikan memeriksa secara rinci muatan kurikulum sekolah 
untuk disinergikan dengan pembangunan.97 Beberapa diantaranya 
The Muslim College yang terdapat di London, The Institute of Higher 
Islamic Daruul Uloom di Leicester, hingga pendidikan yang konservatif 
sekalipun seperti Oxford University kini terdapat OCIS (Oxford Centre 
Islamic Studies).

3. Shadiq Khan dan Fenomena ‘Londonistan’
Kejutan besar terjadi di bulan Mei 2016 ketika untuk pertama 

kalinya seorang keturunan migran Muslim terpilih memimpin 
salah satu ibu kota besar di Eropa.  Adalah Shadiq Khan politisi 
buruh dilantik sebagai Walikota London pada 7 Mei 2016 setelah 
memenangkan suara 57% mengungguli Zac Goldsmith rivalnya dari 
Partai Konservatif dengan perolehan suara 43%.98  Muslim mengukir 
sejarah baru di tanah Elizabeth. 

Shadiq Aman Khan lahir di Tooting, London Selatan pada tahun 
1970  dari pasangan imigran Pakistan, Khan anak kelima dari delapan 
bersaudara. Dia tumbuh di sebuah pemukiman padat di Tooting, area 

97 www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/islam-mancanegara/11/12/01, 
diakses 13 September 2017, pukul 02.15 Wita

98 www.independent.co.uk/news/uk/politics/sadiq-khan-wins-london-mayor-
election-result-2016-zac-goldsmith-a7017106.html, diakses 18 September 2017, pukul 03.40 
Wita.
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ini terkenal dihuni komunitas multietnis dan multikultur di London 
bagian selatan. Kehidupan sosial yang akrab dengan dirinya inilah 
yang turut menempanya menjadi seorang politisi yang bangga dan 
nyaman dengan keberagaman. Sebelum terjun ke dunia politik, Khan 
adalah seorang pengacara, gelar di bidang hukum diperolehnya dari 
University of North London, di tahun 1994 ia menjadi pengacara di 
firma hukum Christian Fisher sekaligus mempertemukannya dengan 
pengacara Saadiya yang kemudian menjadi isterinya. Berprofesi 
pengacara mengakrabkan Khan dengan hal-hal yang terkait dengan 
pembelaan HAM,  hingga di tahun 2008 Gordon Brown (PM Inggris 
kala itu) mengangkatnya menjadi menteri negara untuk komunitas 
(Minister of State for Communities and local Goverment), ia pun menjadi 
Muslim pertama yang menjadi menteri di Inggris, setahun setelahnya 
ia menjabat menteri  transportasi (Minister of State for Transport). 
Sebelumnya karir politiknya diawali ketika menjadi anggota untuk 
London Borough of Wandsworth dari tahun 1994 sampai 2005  dan pada 
tahun 2005 ia terpilih menjadi anggota parlemen wilayah Tooting 
pada pemilu Britania Raya 2005 dari Partai Buruh.99 

Komunitas Muslim Inggris semakin kini semakin diperhitungkan 
dan mendapatkan kebebasan dalam berpolitik.  Telah disinggung 
sebelumnya komunitas Muslim telah berhasil mendudukkan 
wakilnya hingga mencapai ratusan di dewan kota (councillor),  
sehingga aspirasi umat Islam pun tersalurkan, hal ini menjadi 
penguat konsolidasi yang berdampak pada kehidupan umat Islam 
yang tentunya diharapkan semakin baik. 

Jika melihat secara umum Eropa dan keberadaan Muslim yang 
minoritas dan isu-isu internasional belum juga surut menyudutkan 
Islam, dengan terpilihnya Shadiq Khan adalah sebuah kejutan 
yang luar biasa. Namun jika melihat Inggris sebagai sebuah negara 
dengan aroma multikultur yang kental dan geliat Islam di London 
yang semakin pesat pertumbuhan dan perkembangannya maka 
kemenangan Shadiq Khan adalah momentum bahwa Islam adalah 
keniscayaan dalam realitas kehidupan masyarakat Inggris saat ini. 
Paul Weston, politisi Inggris “memperingatkan” terpilihnya Khan 

99 http://en.wikipedia.org/wiki/Shadiq-Khan, diakses 28 September, 2017, pukul 
04.15 Wita dan International.kompas.com/read/2016/05/07/16574621/belajar.dari.sadiq.
khan.wali.kota.london.pertama.yang.muslim.
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sebagai walikota London memungkinkan pertanda hal lainnya akan 
terjadi: “....dalam beberapa dekade ke depan bukan tidak mungkin 
Inggris akan memiliki perdana menteri pertama seorang Muslim, 
kenyataan demografi menunjukkan hal itu, jadi Islam adalah masa 
depan yang realistis bagi Inggris100. Apa yang dikemukakan Weston 
bukan hal yang mustahil mengingat 50% muslim di Inggris saat 
ini mendiami wilayah London dan jika trend ini berlanjut, bisa 
jadi wilayah ini akan menjadi mayoritas Muslim di masa depan. 
Inggris memang diklaim sebagai salah satu negara Barat dengan 
pertumbuhan Islam paling massif dewasa ini.  

Seiring dengan dinamika Islam, Istilah “Londonistan” pun 
muncul, demikian julukan baru bagi Ibu Kota Inggris ini, istilah ini 
mengingatkan pada beberapa negara di Asia Selatan seperti Pakistan, 
Afghanistan dan negara-negara di Asia Tengah seperti Uzbekistan, 
Kazakhztan, pertama kali dikemukakan oleg Jurnalis Melanie Philips 
untuk menggambarkan besarnya pengaruh Islam di London.101 
Dalam karyanya yang fenomenal “how Britain is creating a terror state 
within” Philips mengekspresikan realitas Inggris yang begitu loyal 
terhadap multikulturalisme sehingga menjadi daya ungkit bagi 
laju pesatnya Islam termasuk juga didalamnya (multikulturalisme) 
menjadi sarang yang ‘tepat’ bagi berkembangnya  ekstrimisme Islam. 
Di Inggris, semua intitusi, masyarakat, sekolah, universitas, gereja, 
media, kelompok sukarela bahkan polisi telah menjadi ‘korban’ dari 
kelesuan budayanya sendiri dan kini Inggris berjalan menuju budaya 
imigrannya sendiri.102 

Apa yang dikemukakan Philips tidak sepenuhnya keliru, secara 
demografi, populasi komunitas Muslim di London mengalami 

100 http://www.gatestoneinstitute.org/9741/islmization-Britain, diakses 28 
September 2017, pukul 04.30 Wita.

101 http ://www.en.wikipedia .org/wiki/Londonis tan .How.Br i ta in .
is.creating.a.terror.state.within, ada juga versi lain dari munculnya istilah Londonistan. 
Istilah ini pertama kali diciptakan oleh intelijen Perancis untuk Kota London di tahun 
1995 tatkala serangkaian percobaan pengeboman dan pengeboman yang terjadi di 
Perancis diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah radikal muslim yang bermukim 
di london, lingkungan di Inggris dianggap telah memicu radikalisasi di kalangan 
pemuda Muslim Inggris, adanya kebebasan sipil di Inggris menyebabkan negara tersebut 
menjadi ‘persimpangan’ jalan bagi calon teroris, dalam http://en.wikipedia.or/wiki/
Londonistan(term), 28 September 2017, pukul 05.12 Wita.

102 Kutipan wawancara Philips dalam http://theguardian.com/commentfree/2006/
jun/hasLondonbecomeLondonistan, diakses tanggal 30 September 23.15 Wita.
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pertumbuhan yang cukup pesat, menurut riset Netcen Social Research 
Institute jumlah umat Anglikan dalam kurun waktu 2012-2014 
mengalami kemerosotan hampir 1,7 juta jiwa, sementara Islam 
meningkat nyaris mencapai 1 juta jiwa.103  Pesatnya Islam ditandai 
dengan pergeseran demografi keagamaan dimana Nasrani mengalami 
fase pasca kematangan sedangkan Islam dalam fase pertumbuhan. 
Saat agama Kristen merupakan bagian yang terintegrasi dengan 
Inggris, Islam tumbuh menjadi pesaing yang kuat, dalam tiap 
tahunnya tidak kurang ratusan warga Inggris yang menjadi muallaf, 
seturut Annie Simpson, akademisi perbandingan agama dan filsafat 
menegaskan “liberalisme dan seksualisme berlebihan telah merusak 
tatanan moral masyarakat Inggris, sehingga banyak dari mereka 
mencari kedamaian dalam Islam”.104 

Terlepas dari fenomena kontroversial Londonistan, Islam 
kembali mengukir masanya dan Shadiq Khan adalah bagian dari 
sejarah Islam di Eropa. Akhirnya Islam kembali memiliki wujud 
(baru) dalam masa di Eropa. Meski demikian Islamphobia masih 
menjadi momok bagi Eropa, di Inggris bahkan juga di London, sangat 
tidak mungkin menghapus phobia itu dalam sekejap. Tetapi realitas 
Islam di tanah London dan Inggris secara umum bahkan Eropa 
sekalipun tidak dapat disangkal lagi, Islam tidak hanya tumbuh 
dalam komunitasnya saja tapi dalam komunitas ‘pembencinya’ 
ketika Islam semakin dilirik, didatangi, dipeluk oleh mereka yang 
membutuhkan kedamaian yang sesungguhnya. 

Euforia Shadiq Khan masih terasa, terbukti penulis menyisipkan 
fenomena kemenangannya di tulisan ini, di Inggris fenomena Khan 
telah menghadirkan jutaan pujian dari pendukung yang larut 
secara emosional, diantaranya terselip catatan menarik dari Sajadah 
Tariq (45 th) warga Nottingham yang penting untuk direnungkan: 
“kita harus tetap fokus pada politik dan Khan menang karena 
kebijakannya, bukan imannya, harapan semua Khan memenuhi 
janjinya tentang perumahan dan transportasi, itu yang terpenting, 

103 dalam www.rmol.co/read/2017/04/08/286891/fenomena-londonistan-, diakses 
30 September 2017 03.45 Wita.

104 h t t p : / / w w w . r e p u b l i k a . c o . i d / b e r i t a / d u n i a - i s l a m / i s l a m -
mancanegara/14/02/28/n1pe8w-ini-yang-membuat-warga-inggris-mulai-melihat-ke-
islam, diakses 1 Oktober 2017, pukul 23.45 Wita.
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tentang fakta bahwa dia adalah Muslim itu tidak terlalu penting 
dalam menyatukan London, saya tidak berfikir bahwa hidup saya 
sebagai seorang Muslim akan dramatis berubah, demikian pula 
pandangan orang tentang Islam tidak akan berubah dalam semalam, 
tetapi dengan kemenangan ini saya berharap bahwa mereka bodoh 
berfikir tentang Islam hanya karena kurang informasi, sekarang 
setidaknya mereka akan berfikir dua kali sebelum berkomentar 
tentang Islam”.105
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PERKEMBANGAN ISLAM DI 
KOREA SELATAN
Oleh: Anggriani Alamsyah

A. Abad 2 Masehi hingga sebelum Perang Korea (1950)
Hubungan perdagangan pre-Islam antara China dan Arab 

dibangun dengan penyebaran Islam di wilayah Asia Tenggara, 
berlanjut tanpa interupsi hingga abad ke-7 (abad ke-1 Hijriah) 
hingga sekarang, hanya terhenti sejenak. Hingga abad ke-8 dan ke-9 
jumlah muslim di China mencapai lebih dari 100.000 orang. ‘Fan 
Feng’ koloni muslim di China di berbagai pelabuhan perdagangan, 
dimana hakim dan syekh dapat ditemui untuk menyelesaikan 
masalah berdasarkan hukum dan tradisi Islam. Terlebih masjid-
masjid besar dibangun di Canton, Zaitun, dan Hang-chou. Menurut 
sumber-sumber Islam, muslim telah melakukan hubungan di 
semenanjung Korea dipertengahan abad ke-9. Dari abad ke-13 berkat 
para pedagang, ilmuan berperan penting dalam kerajaan Mongol, 
ilmuan dan seniman Islam punya pengaruh besar di Asia Tenggara. 
Dinasti Korea menerapkan prinsip-prinsip Islam, mencapai kejayaan 
budaya di abad pertengahan. Setelah periode stagnan yang panjang, 
di akhir abad ke 19, dalam kerangka kerja aktivitas Pan Islamic Asia 
Timur yang diaplikasikan oleh Sultan Abdulhamid ke-2, area ini 
mulai menikmati kebangkitan kembali komponen-komponen Islam. 
Hubungan Ottoman dan Jepang meningkat. Atas upaya yang besar 
Abdurresid Ibrahim Efendi, Islam sekali lagi mulai menyebar di 
Jepang dan Korea. Kenyataan bahwa di tahun 1920-an kira-kita 600 
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Turki Rusia datang dan menetap Manchuria, Korea dan Jepang adalah 
salah satu alasan bagi keberadaan Islam di wilayah tersebut hingga 
sekarang, hal ini diperkuat oleh (Jamass: 2014) bahwa Area yang 
paling banyak melakukan kontak dengan muslim adalah Manchuria, 
khususnya selama pendudukan Jepang di Korea. Masyarakat Islam 
Korea tidak hanya hasil dari kepahlawanan Turki yang bergambung 
dalam Perang Korea (1950–1953) tetapi juga keteladanan mereka 
menghadapi masa-masa sulit, yang mempunyai dampak besar pada 
orang Korea pada masa itu (Lee, 2002). 

Masuknya Muslim di semenanjung Korea bukanlah fenomena 
baru, tapi merupakan proses sejarah yang panjang. Melalui Dinasti 
Tang China (617 – 907) sehingga Dunia Islam sadar akan kehadiran 
Korea, ketika pertemuan pertama orang Korea dengan Muslim terjadi 
pada Dinasti Goryeo (918 – 1392), sumber lain mengatakan bahwa 
kontak dengan Islam sudah terjadi sejak Dinasti Shilla. Namun, tidak 
ada komunitas etnik Muslim hingga setelah Perang Korea (1950 – 
1953) (Jang & Choi: 2012).

Dalam sejarahnya, Korea mempunyai tiga dinasti sebelum 
akhirnya dijajah oleh Jepang selama kurang lebih 35 tahun (1910 – 
1945), dinasti-dinasti tersebut adalah, Dinasti Silla, Dinasti Goryeo, 
dan Dinasti Joseon : 

•	 Dinasti	Silla	(668	–	935)	
Awalnya Korea terbentuk berdasarkan suku, namun pada 

akhirnya diatur oleh kerajaan. Pada mulanya ada tiga kerajaan, yakni 
Goguryeo di Utara dan Silla serta Baekje di Selatan. Ketiga kerajaan 
muncul antara abad ke-2 antara ke-4 Masehi, dimana ketiganya sangat 
dipengaruhi oleh civilisasi China. Ketiga kerajaan berebut supremasi, 
China yang telah dua kali berusaha menaklukkan Goguryeo di Utara 
harus menelan kekalahan dari General Eulji Mundeok. Tidak berhenti 
sampai disitu, China beraliansi dengan Silla untuk menundukkan 
Goguryeo dan Baekje. Akhirnya ketiga kerajaan menyatu di bawah 
Silla (Lambert, 2000). 

Walaupun Korea merupakan sebuah kerajaan monarki, ada 
kelompok pemimpin suku yang dikenal sebagai ‘Hwabaek’ para 
bangsawan yang punya hak untuk memutuskan siapa yang harus 
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memerintah kerajaan. Masyarakat Korea pada masa ini merupakan 
masyarakat yang hirarkis, hanya para bangsawan yang berhak 
mengenyam pendidikan tinggi yang dimiliki oleh penganut 
Confusius, demikian pula para pegawai kerajaan haruslah memiliki 
darah bangsawan. Pada abad ke-4 Masehi, Buddha masuk ke Korea 
diikuti dengan berdirinya kuil-kuil penyembahan. 

Semenanjung Korea mempunyai sejarah panjang tercatat di abad 
ke-9 dan didahului civilisasi dengan Arab dan Persia sejak akhir 
abad ke-5 atau awal abad ke-6.  Penyebutan awal tentang muslim 
oleh Ibn Kurdadbih, seorang geographer Persia yang menulis lokasi 
dan topografi Shilla. Beliau menuliskan, Muslim yang pergi ke Shilla, 
terkesima oleh pemerintahan yang baik dan cenderung menetap 
(Jamass: 2014). Bahkan ketika Dinasti Silla berkuasa sebelum Goryeo, 
tergambarkan bahwa orang Korea bertemu orang-orang dari dunia 
Islam dalam kasus-kasus yang aneh. Beberapa materi sejarah dari 
Dinasti Silla dan Goryeo menunjukkan pertemuan Korea dan Arab. 
Misalnya, puisi tradisional seperti “Cheoyongga” (Lagu Cheoyong) 
and “Ssanghwajeom” (Toko Masakan) berkisah tentang orang Arab 
atau orang Turki. Terlebih pedagang Muslim telah berkunjung ke 
semenanjung Korea untuk berdagang di masa Dinasti Silla dan 
Goryeo.  Beberapa pedagang ini bahkan diberikan nama-nama 
Korea dan ternaturalisasi, menjadi nenek moyang clan seperti klan 
Jang di Deoksu dan klan Seol di Gyeongju. Kasus-kasus seperti ini 
jarang dan bersifat simbolik. Kasus-kasus seperti ini tidak punya 
implikasi signifikan bagi Muslim sekarang, karena Muslim di masa 
lalu terisolasi dari budaya asli mereka dan berasimilasi dan menyatu 
dengan masyararakat local. Muslim di masa lalu tidak punya situasi 
menarik untuk mempertahankan budaya mereka yang berbeda, 
sementara masyarakat Korea (Muslim) kontemporer berusaha keras 
mempertahankan identitas budaya mereka (Jang & Choi, 2012).  

Disayangkan karena dinasti ini hanya dapat bertahan selama 
kurang lebih dua abad. Perpecahan terjadi karena para tuan tanah 
tidak lagi patuh pada pemerintahan pusat, alih-alih mereka ingin 
mendirikan kerajaan mereka sendiri. Seorang tuan tanah Wang 
Geon akhirnya memenangkan persaingan ini, kemudian mendirikan 
kerajaan Goryeo, yang pada akhirnya memerintah Silla di tahun 
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935 setelah mengalahkan raja yang sedang memerintah. Awal 
pemerintahan Wang Geon menandai dimulainya masa Dinasti 
Goryeo. Islam pertama kali diperkenalkan di Korea Selatan di bawah 
Dinasti Silla. Perubahan waktu dan pengaruh beragam kekuasaan, 
peran Islam perlahan mengecil dan akhirnya menghilang di bawah 
Dinasti Joseon.

•	 Dinasti	Goryeo	(918	–	1392)	
Dinasti ini menghadapi serangan dari berbagai arah, baik dalam 

kerajaan maupun dari China yang pada akhirnya dikalahkan Mongol. 
Mongol yang tak berputus asa akhirnya di tahun 1258 mampu 
membuat keluarga kerajaan Korea menyerah dan menjadi ‘raja 
boneka’. Di abad ke-13 filsuf China yang dikenal dengan Confusius 
Baru, tiba di Korea. Catatan tentang Muslim di Korea tidak hanya 
datang dari sumber-sumber Muslim, tapi juga sumber-sumber Korea 
seperti Koryosa, yang menyebutkan, di abad ke 11, Muslim datang 
ke pasar dadakan Hyun Jung untuk menunjukkan barang-barang 
mereka. Menurut Lee Hee Soo, “selama Dinasti Goryeo, lebih dari 
seratus pedagang Arab berkunjung ke kerajaan. Juga beberapa 
Muslim Uighur dari Asia Tengah, menetap di Korea, dan bahkan 
ada masjid di Gaesung selama periode ini.” Dia juga menyimpulkan 
bahwa alasan para muslim ini, terutama Arab dan Persia menetap, 
dapat ditemukan di sumber-sumber muslim, yang bercerita tentang 
iklim, tanah yang subur, udara dan air yang bersih, dan kekayaan 
yang bisa ditemukan dan diperoleh di Korea. Banyak keinginan bagi 
Shilla, nama yang digunakan bagi Korea selama berabad-abad oleh 
sarjana muslim, atas kecantikannya dan karena kepercayaan bahwa 
banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan, bisa diobati di sini 
(Jamass: 2014). 

Sebelum muslim mulai bermigrasi ke Korea, awal kontak orang 
Korea dengan muslim di pelabuhan dan pasar dadakan Cina, the 
Koryosa, seperti diuraikan di atas, bahwa al-Razi dan ratusan orang 
dari Negara Tashi (Arabia) datang dan menyajikan produk-produk 
aslinya kepada raja. Situasi yang sama digambarkan setahun 
kemudian dengan tambahan gambaran bahwa bangsa Arab (Tashi) 
adalah negara bar-bar. Perdagangan pantai di Korea meningkat 
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seiring periode ini dengan kedatangan pedagang dari Asia Timur 
dan dunia muslim. Selain sumber-sumber muslim, tidak ada bukti 
muslim ata Arab menetap di Semenanjung Korea hingga abad 
ke-13, ketika Mongol dan kemudian dinasti Yuan mempengaruhi 
Goryeo (Jamass: 2014). Seiring berjalannya waktu di masa Dinasti 
Goryeo, komunitas muslim menetap dan beberapa desa ditemukan 
oleh padagang muslim. Lee memberikan dua contoh muslim yang 
menyatu menjadi masyarakat Korea. Pertama Samga, mungkin 
Uighur, yang datang ke Korea sebagai perwakilan putri Mongol; 
melalui pernikahan dengan perempuan Korea, Samga “dikenal 
sebagai inisiator klan Chang di Doksu, komunitas yang sukses 
bahkan sampai sekarang”. Contoh kedua adalah Min Bo, yang datang 
ke Korea ditahun 1270-an dan berusaha meraih posisi tinggi dalam 
kelembagaan di Korea (Jamass: 2014) Selama periode ini muslim 
menemukan komunitas di dalam dan disekitar ibukota Goryeo dan 
juga akan membangun masjid; biasanya “pemimpin agama kaum 
muslim diundang menghadiri forum upacara resmi dimana mereka 
mempraktekkan ritual agamanya seperti pembacaan ayat suci Al 
qur’an dan doa yang berbahasa Arab agar raja panjang umur dan 
bagi kemakmuran Negara.”Memasuki abad ke-15, muslim diterima 
di masyarakat Korea, tetapi perubahan terjadi di tahun 1427 ketika 
dekrit kerajaan melarang ritual dan pakaian Islam dilakukan dan 
dikenakan (Jamass: 2014). 

Pada era dinasti Goryeo, muslim telah diakui dan mendapat 
tempat dalam masyarakat Goryeo, hal ini dibuktikan dengan 
diundangnya pemuka muslim pada acara-acara kerajaan dan 
berdirinya masjid di Gaesung.  

Masa ini juga ditandai dengan pembuatan tembikar yang 
menakjubkan, sayangnya dinasti Goryeo terus mengalami 
kemunduran. Di tahun 1932, Jenderal Yi Seong-gye diperintahkan 
untuk memberangus kepemimpinan raja Ming, tak dinyana jenderal 
tersebut malah balik menyerang rajanya dan memerintah Korea, masa 
pemerintahannya dikenal dengan nama Dinasti Joseon. 
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•	 Dinasti	Joseon	(1392	–	1910)	
Dinasti ini merupakan dinasti yang mungkin paling dikenal 

dan dikenang oleh masyarakat Korea modern, karena di masa 
inilah alphabet Korea dibuat oleh Raja Sejong, raja pertama dinasti 
Joseon, pada tahun 1443. Sebelumnya alphabet Korea banyak 
dipengaruhi oleh alphabet China, namun dianggap cukup sulit 
untuk mempelajarinya. Raja Sejong membuat alphabet yang jauh 
lebih mudah dipelajari dan dipahami. Pejabat tertinggi di kerajaan 
dinamakan ‘yangban’ yang harus melalui ujian menyakut pemikiran 
confusius, jabatan adalah jabatan turun temurun. Di bawah ‘yangban’ 
adalah juru tulis dan para spesialis seperti para dokter dan akuntan, 
yang dikenal dengan nama ‘jungin’ (pejabat menengah) dibawahnya 
sebagian besar penduduk Korea yang dinamakan ‘yangmin’ (buruh 
tani, perajin, dan pedagang). Pedagang tertentu seperti penjual 
daging, perajin bahan-bahan dari kulit, dan penghibur tidak termasuk 
dalam kelas ini. Ditataran terbawah adalah para budak. Pada tahun 
1592 dan 1597 Jepang berusaha untuk menginvasi Korea, namun 
selalu dapat dipaksa mundur. Di abad ke-17 para pemimpin Korea 
mengalami perpecahan, namun dapat diatasi pada abad berikutnya. 
Perdagangan Korea maju pesat, anehnya pedagang menempati status 
terendah, penganut Confusius memandang curiga kepada mereka, 
karena tidak mengasilkan produk seperti halnya petani dan perajin. 
Kontak pertama dengan Eropa terjadi di tahun 1656, ketika kapal 
Belanda mengalami kerusakan di pantai Korea. Pada abad ke-18 
pendeta Jesuit melakukan perjalanan ke China, orang Korea yang 
sedang berkunjung ke China melakukan kontak dengan mereka 
sehingga pada akhir abad ke-18 beberapa orang Korea memeluk 
Agama Katolik. Lambat laun Agama Katolik mulai menyebar, 
walaupun penyiksaan terus dilakukan untuk mencegah hal tersebut 
yang terjadi di tahun 1801, 1839, dan 1866. Sekitar tahun 1850-an, 
agama baru tersebut mulai tersebar di antara para petani dan diberi 
nama ‘Donghak’ (pelajaran dari barat) dibawah pimpinan Choe Je-u. 
Para petani merasa tidak puas di awal abad ke-19, tahun 1864 terjadi 
pemberontakan yang berakhir dengan eksekusi Choe Je-u. Selama 
pemerintahan Dinasti Joseon (1392-1910) komunitas Muslim mulai 
berasimilasi dengan budaya dan agama Korea dikarenakan adanya 
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larangan terhadap budaya asing (dengan penerimaan budaya Cina); 
walaupun demikian, masih ada nama yang menandakan bahwa 
nenek moyang mereka adalah muslim. Selama periode Joseon period, 
bahkan dengan kebijakan budaya Sino-Korean Raja Sejong (1418–
1450) menikmati lantunan Quran. Menurut  Fauziah dan Fathiah 
Fathil, Muslims terus bermigrasi dari Asia Tengah ke Semenanjung 
Korea hingga pelarangan budaya asing pada Dinasti Joseon, tapi 
berlanjut lagi di tahun 1900 dengan ekspansi Rusia ke Asia Tengah 
dan pendudukan Jepang (Jamaas; 2014).  Lee menyatakan bahwa 
sekitar 200 Muslim Turki Rusia menuju Korea diakhir 1890-an 
(gelombang kedua di tahun 1917 dan gelombang terakhir di tahun 
1920-an), dan pedagang di Manchuria berdagang di bagian utara 
Joseon. Kebanyakan imigran Turki (mayoritas Tartar yang baik) akan 
tinggal di Seoul dan sejumlah kecil orang Korea memeluk Islam pada 
periode ini. Sentimen terhadap imigran muslim memburuk ketika 
pendudukan Jepang berlanjut, dengan keterlibatan Turki juga orang-
orang luar lainnya (Jamass: 2014). 

Citra dan persepsi yang dipunyai masyarakat Korea tentang 
muslim dan Arab diinformasikan dengan sejarah mereka. Walaupun 
Korea, seperti China, mempunyai sejarah muslim yang membentang 
sepanjang abad, keduanya berbeda ketika masuk ke abad 15. 
Walaupun kedua Negara mengadaptasi “isolationist,” sebagaimana 
Jepang, masyarakat muslim China terus meningkat walaupun 
kehilangan kontak dengan komunitas muslim di luar China. Di Korea 
sebaliknya, komunitas muslim menyusut seiring perkembangan 
dinasti Joseon. Walaupun beberapa komunitas muslim tidak berubah, 
kebanyakan berasimilasi dengan budaya Korea menyebabkan 
sedikitnya orang Korea melakukan kontak dengan muslim di Korea. 
Menuju akhir dinasti Joseon, gelombang muslim Turki datang ke 
Korea, tetapi tidak meninggalkan kesan yang mendalam hanya 
tersebar di seluruh negeri (Bae, 2007).

Pada awal dinasti ini, Islam bertumbuh sama dengan agama-
agama lainnya, namun harus berasimilasi dengan budaya asli Korea, 
asimilasi ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah, karena ketika 
Islam masuk di Indonesia para sunan yang dikenal dengan Wali 
Songo, memperkenalkan Islam dengan mengasimilasikannya dengan 
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budaya setempat, sehingga Islam dengan mudah bisa diterima di 
seluruh pelosok negeri. Namun tidak demikian halnya di masa 
dinasti Joseon, Islam justru mengalami kemunduran seiring dengan 
pendudukan Jepang atas Korea yang berlangsung selama 35 tahun, 
mulai tahun 1910 hingga 1945.   

B. Perang Korea 1950 – Sebelum 11 September 2001 
Islam pertama kali diperkenalkan di Korea Selatan di bawah 

Dinasti Silla. Perubahan waktu dan pengaruh beragam kekuasaan, 
peran Islam perlahan mengecil dan akhirnya menghilang di 
bawah Dinasti Joseon. Islam masuk kembali ke Korea Selatan 
modern bukanlah hal yang kebetulan; Perang Korea di tahun 1950 
menyebabkan Korea Utara menguasai Korea Selatan hingga 90%.

Pecahnya Perang Korea di tahun 1950, PBB mengirim tentara 
Turki ke semenanjung tersebut untuk membantu pihak Selatan 
berjuang melawan tentara Korea Utara. Hingga tahun 1955, para 
imam yang datang bersama para tentara yang awalnya punya dua 
keyakinan. Menurut Lee Hee Soo, imam Turki tidak diizinkan oleh 
pemerintah Turki untuk mengajarkan Islam kepada orang Korea 
hingga mereka menerima izin khusus untuk mengajarkan mereka 
yang datang ke kamp dan memberikan ceramah. Ditambahkan oleh 
Song (2015) PBB yang membantu Korea Selatan, juga menyertakan 
Brigade Turki, yang jumlahnya hanya bisa disaingi oleh tentara dari 
Amerika Serikat. Dua bersaudara Zubeyr Koch dan Abdul Rahman, 
anggota Brigade Turki, membangun rumah ibadah berjalan dengan 
atap setengah lingkaran sebagai mesjid dan menyebarkan Islam 
pada penduduk local. Disamping nilai-nilai Islam, ‘luka’ perang 
juga menjadi salah satu penyebab banyak penduduk Korea Selatan 
menganut Islam dengan penuh keyakinan dan berkumpul disekitar 
Imam Turki. 

Di tahun yang sama (1955), masyarakat muslim pertama 
terbentuk di Korea; Jang dan Choi (2012) membenarkan hal ini 
bahwa secara de facto komunitas Muslim akhirnya muncul di tahun 
1950-an, karena pengaruh tentara Turki yang tinggal di Korea setelah 
Perang Korea. Sebagai anggota Tentara Persatuan Bangsa-Bangsa, 
tentara Turki tidak hanya terlibat dalam peperangan, tetapi juga 
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berpartisipasi dalam rekonstruksi pasca perang, seperti mendirikan 
Sekolah Ankara dan Rumah Yatim. Komandan tentara Turki awalnya 
tidak mengizinkan misi keislaman, tetapi mereka menyetujui 
sebagian aktivitas religious setelah 1955.  Itu adalah pertama kalinya 
Islam diakui sebagai salah satu agama di Korea. Pada tanggal 15 
September 1955 Institut Nonghyup mengorganisir Asosiasi Islam 
Korea dengan partisipasn 70 Muslim Korea. Komunitas Islam di 
tahun 1950-an masih dalam tahap embrio, menghadapi tantangan-
tantangan baru.

Duabelas tahun setelah pengakuan Islam sebagai salah satu 
agama yang di akui di Korea, Yayasan Islam Korea (Korea Islamic 
Foundation) terbentuk. Sebelum tahun 1960, penjelasan Lee, hubungan 
dengan Negara-negara muslimhanya berfokus terutama pada Asia 
Selatan dan Asia Tenggara. Pada tahun 1970-an, dengan munculnya 
krisis minyak, Korea Selatan mulai memusatkan perhatian pada 
Negara-negara muslim, khususnya Negara-negara produsen minyak 
di teluk. Di tahun 1976, Masjid Sentral Seoul dibangun, juga pusat 
keislaman, dan Yayasan Islam Korea bertransformasi menjadi 
Federasi Muslim Korea (Korea Muslim Federation) dalam Jamass (2014). 

Komunitas kecil Muslim di Korea yang tumbuh di tahun 1960-
an dan tahun 1970-an, diperkuat oleh perubahan di antara para 
pekerja konstruksi Korea yang telah bekerja di Timur Tengah pada 
proyek-proyek konstruksi. Komunitas Muslim berkembang cukup 
pesat sehingga Asosiasi Islam Korea berubah nama menjadi Federasi 
Muslim Korea pada tahun 1967. Selama masa ini, Presiden Park 
Chung-hee mempertimbangkan untuk membangun masjid yang 
tujuannya memperbaiki hubungan dengan negara-negara Timur 
Tengah dan mengundang “uang minyak”. Presiden menyediakan 
lahan konstruksi masjid sementara negara-negara Timur Tengah 
merespon dengan menyediakan dana yang diperlukan untuk 
membangunnya. Bulan September 1970, sebidang tanah untuk 
masjid  seluas 4,950 m2 dikonfirmasi di Hannam-dong di Seoul, 
dengan beberapa aktivitas pengumpulan dana, masjid pertama 
Korea dibangun pada tahun 1976 di Itaewon, Seoul (Jang & Choi, 
2012). Komunitas kecil Muslim di Korea yang tumbuh di tahun 
1960-an dan tahun 1970-an, diperkuat oleh perubahan di antara 
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para pekerja konstruksi Korea yang telah bekerja di Timur Tengah 
pada proyek-proyek konstruksi. Komunitas Muslim berkembang 
cukup pesat sehingga Asosiasi Islam Korea berubah nama menjadi 
Federasi Muslim Korea pada tahun 1967. Selama masa ini, Presiden 
Park Chung-hee mempertimbangkan untuk membangun masjid yang 
tujuannya memperbaiki hubungan dengan negara-negara Timur 
Tengah dan mengundang “uang minyak”. Presiden menyediakan 
lahan konstruksi masjid sementara negara-negara Timur Tengah 
merespon dengan menyediakan dana yang diperlukan untuk 
membangunnya. Bulan September 1970, sebidang tanah untuk 
masjid  seluas 4,950 m2 dikonfirmasi di Hannam-dong di Seoul, 
dengan beberapa aktivitas pengumpulan dana, masjid pertama Korea 
dibangun pada tahun 1976 di Itaewon, Seoul (Jang & Choi, 2012).

Penyebaran Islam di Korea Selatan dijamin oleh kebebasan 
beragama, walaupun Agama Kristen berkembang dengan cepat, 
yang dibuktikan dengan sumpah jabatan presiden pertama Korea 
Selatan menggunakan Injil. Jaminan beragama ini terdapat dalam 
Ayat 20 Konstitusi Korea Selatan yang berbunyi “Semua orang negara 
bebas memeluk agama yang percayainya” dan “Tidak ada agama 
negara, serta gereja dan negara harus dipisahkan.” Terbentuknya 
generasi muslim Korea Selatan yang pertama umumnya dipengaruhi 
oleh factor-faktor ini, bersama muslim dari bagian tenggara China 
setelah Perang Dunia II dan Muslim baru dipengaruhi oleh Imam 
Turki (Song, 2015).  

Di tahun 1955, bagi Masyarakat Islam Korea (Korea Islamic Society, 
KIS, 한국이슬람교협회) dibentuk sebagai organisasi Islam di Korea 
Selatan. Almarhum Muhammad Umar Kim Jin Kyu dipilih sebagai 
presiden KIS yang pertama. Kelompok Islam di Korea Selatan 
mulai membangun komunikasi religius internasional. Pemeluk 
Islam Korea Selatan berkunjung ke negara-negara Islam; sebagian 
lainnya mengikuti pendidikan di International Islamic University 
di Malaysia. Pemerintah Malaysia telah mendonasikan untuk 
membantu Muslim di Korea Selatan untuk membangun masjid pada 
tahun 1963. Sayangnya, bangunan masjid tidak bisa diselesaikan 
karena berbagai alasan, termasuk inflasi yang sebelumnya telah 
digambarkan. Peningkatan jumlah Muslim di Korea Selatan 
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memunculkan organisasi lainnya yakni Federasi Muslim Korea (Korea 
Muslim Federation, KMF, 한국이슬람교중) di tahun 1965 dan Yayasan 
Islam Korea (Korea Islamic Foundation, KIF, 재단법인한국이슬람교) 
di tahun 1967. Federasi Muslim Korea terdiri atas KMF dan Institut 
Korea untuk Kebudayaan Islam. KMF meliputi organisasi bagi 
kaum muda, pelajar, perempuan, dan penduduk senior. KMF 
telah membuat kontribusi yang luar biasa atas penyebaran Islam 
di Korea Selatan. Al-Qur’an telah diterjemahkan ke dalam Bahasa 
Korea, mengajarkan Bahasa Arab dan budaya keislaman di Korea 
Selatan, mengirim pelajar ke Negara-negara Islam, memberikan 
bantuan kepada yang membutuhkan, mempublikasikan pamphlet 
seperti Korea Islam Herald (코리아이슬람헤럴드), juga Muslim 
Weekly Newsletter (주간무슬림), dan Al-Islam. Quran adalah kitab 
suci umat Islam; karenanya, sangat perlu untuk diterjemahkan ke 
Bahasa Korea bagi Muslim Korea Selatan. Penerjemahan ini telah 
dilakukan sejak berabad-abad lalu, dan belum dipublikasikan hingga 
tahun 2005 ketika World Assembly of Muslim Youth (WAMY, 
세계무슬림청년협의회), berlokasi di Arab Saudi, located in Saudi 
Arabia, membantu KMF menyelesaikan 10 bab terakhir. Mereka telah 
mencetak 1000 eksemplar, dan bermaksud mencetak 4000 lagi. Quran 
tersebut didistribusikan ke Pusat Keislaman dan Muslim di Korea 
Selatan. The Korea Islam Herald pertama kali dipublikasikan pada 
bulan Juni 1967, dan setelah sekian tahun tertunda, di buka kembali 
tanggal 15 Agustus 2005, yang tujuannya mempublikasikan aktivitas 
Muslim Korea Selatan dan pemahaman akan hak-hak muslim. Di 
April 2005, KMF dan Organisasi Konferensi Islam bersama-sama 
menyelenggarakan konferensi internasional muslim Asia pertama 
selama 3 hari di Seoul, dengan tujuan meningkatkan situasi muslim 
di Negara-negara non-Islam. KMF mempunyai kedekatan dengan 
World Assembly of Muslim Youth. Mereka saling berpartisipasi 
di tiap-tiap acara yang mereka lakukan. Pada tanggal 8 – 9, 2009, 
mereka menyelenggarakan acara ‘Islamic Special Toastmasters’ (
이슬람특별강연회) yang dibantu oleh KMF, disponsori oleh ‘World 
Assembly of Muslim Youth’ dalam ruang konferensi di  ‘Seoul Central 
Mosque’, meliputi topic-topik budaya keislaman, tanya jawab agama, 
dan kisah-kisah para istri Nabi (Song, 2015). 
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Pada awalnya Korea menerapkan kebijakan yang sama sekali 
menutup hubungan dengan dunia Barat. Lambat laun Korea yang 
awalnya dianggap sebagai ‘negara pendukung’ China, merapat ke 
Jepang. Masyarakat Korea yang semula hirarkis, akhirnya melunak, 
pejabat yang diuji dengan paham confusius, akhirnya diuji dengan 
subyek-subyek modern. Reformasi yang lebih jauh terjadi ditahun 
1895 – 1910. Tahun 1910 dimulailah pendudukan Jepang, sesekali 
terjadi pemberontakan yang menginginkan kemerdekaan, namun 
gagal, hingga pada akhirnya Jepang mengakhiri pendudukannya 
karena kalah dalam Perang Dunia II. Ketika Rusia dan Amerika 
Serikat membagi Korea menjadi utara dan selatan, pada awalnya 
keduanya akan disatukan kembali, namun perang dingin membuat 
niat itu buyar, karena Rusia menanamkan paham komunis di Utara, 
sementara Selatan ditanamkan paham demokrasi oleh Amerika 
Serikat. Meskipun diterjang badai perebutan kekuasaan, ekonomi 
Korea Selatan tumbuh dengan cepat mulai 1960-an hingga 1990-an 
dan mengalami keajaiban ekonomi. Korea Selatan berubah dari 
negara yang miskin, terbelakang menjadi negara yang berkembang 
dan kaya. Di awal abad 21 Korea Selatan negara makmur dan 
berkembang. Di tahun 2008 seorang perempuan Yi So Yeon menjadi 
perempuan Korea pertama yang melintas antariksa, menjadi tonggak 
sejarah perkembangan negara. Pada tahun 2013 Park Geun Hye 
menjadi presiden perempuan pertama yang memimpin Korea 
Selatan, walaupun akhirnya dijatuhkan pada tahun 2017. 

Pada bulan Mei tahun 2013 Washington Post mempublikasikan 
sebuah astikel  negara-negara yang paling beragam dan paling 
homogen di dunia, yakni Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara. 
Banyak penelitian akademik mengklaim bahwa  ethno-nationalisme 
Korea adalah hasil langsung sejarah dan politik yang melingkupinya 
pada kolonisasi Jepang dan tahun-tahun turbulensi yang mengikuti 
kemerdekaannya. Walaupun dipercaya bahwa orang Korea dan 
negara mereka berasal dari nenek moyang yang sama, Dangun, 
kebanyakan menemukan bahwa teori ‘darah murni’ adalah sebuah 
kesalahan. Akar  etno nasionalisme Korea Selatan (dan Korea Utara) 
di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, perlahan menurun seiring 
dengan Korea Selatan yang makin beragam dan demokratis tahun 
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demi tahun. Sebelum peneliti Korea mulai menolak teori ‘darah 
murni’ peneliti percaya bahwa orang Korea sebagai etnisitas dan 
Negara berasal dari era Joseon Tua (Neolithic) yang diperintah oleh 
motos Raja Dangun. Dalam artikel Kim Jung-Bae “Formation of Athnic 
Korean Nation and Coming of its Ancient Kingdom States”, berfokus pada 
eksplorasi sejarah actual yang mengelilingi mitos Dangun, Joseon 
Tua, dan Tiga Han untuk memastikan kapan etnisitas, budaya, dan 
negara dimulai sebelum abad ke3 atau ke-4 – berbeda dengan peneliti 
Jepang (Jamass: 2014). 

Dalam penelitiannya tentang Neolitik dan Era Perunggu keramik 
dan praktek-praktek paham, dia menemukan bahwa budaya Korea 
dimulai pada Neolithic Old Joseon, berhubungan dengan mitos tentang 
Dangun, dan terus terbangun selama Era Perunggu Joseon Tua. 
Selama periode ini, menurutnya, pendatang awal diasimilasikan 
ke dalam budaya Joseon Tua yang ‘memelihara batas budaya 
dan etnik sebagai negara.” Kim juga mengklaim bahwa Negara 
Korea mulai di awal abad ke-13 atau 12 berhubungan dengan Era 
Perunggu Joseon Tua. Dia mendukung klaimnya dengan bukti 
arkeologi kepemimpinan besar dengan populasi sekitar 10,000 hingga 
15,000 orang, selama Era Besi yang secara budaya berakar dari Era 
Perunggu Korea. Kim menyimpulkan dengan menyatakan bahwa 
budaya etnik Korea di mulai di era Joseon Tua dan pembentukan 
Negara Korea mulai dari pembentukan kepemimpinan besar 
tersebut. Mempertimbangkan bahwa artikel Kim di awalnya, tidak 
mengherankan bahwa dia tidak mengkritik atau menolak ide-ide 
besar tentang negara dan etnisitas Korea yang berasal dari periode 
Joseon Tua (Jamass: 2014). 

Serupa dengan Kim Jung-Bae, Han Kyung-Koo juga mengekplorasi 
mitos Dangun tapi tidak membenarkannya. Han mengklaim bahwa 
kemurnian darah Korea, yang berasal dari mitos Dangun, adalah 
temuan terbaru dan bukan bagian dari tradisi Korea yang lebih besar. 
Dia mengklaim bahwa, secara historis, Korea sudah hidup dengan 
orang asing sebelum era modern dan “bahwa penyebab kecurigaan 
yang sebenarnya adalah rasa perbedaan cultural dan superiritas. 
Dalam mengeksplorasi mitos Dangun dan klaim dinasti Goryeo and 
Joseon yang merupakan keturunan Dangun, Han menemukan bahwa 
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mitos dan klaim hanya menyangkut Dangun adalah “raja pertama 
Korea, bukan nenek moyang orang Korea” dan bahwa Goryeo dan 
Joseon adalah turunan dari kerajaannya, Joseon Tua (Gojoseon). 
Lanjut beliau, “catatan [yang dimulai sejak abad ke-14] tentang dasar 
Dangun tentang Korea (Gojoseon) selama tahun yang sama dengan 
Yao Raja Cina kuno mengindikasikan bahwa sejarah politik Korea 
sama tuanya dengan China.” Melalui tadisi ini, masyarakat Joseon 
dapat mengklaim bahwa negara mereka (yakni Goryeo) sama tuanya 
dan sama besarnya dengan China. Han kemudian menjelaskan bahwa 
mitos Dangun kontradiktif dengan ide bahwa Dangun adalah nenek 
moyang orang Korea menyangkut fakta banyak orang hidup di area 
tersebut sebelum Dangun dan ayahnya tiba dan memutuskan untuk 
berkuasa (Jamass: 2012).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, area yang paling 
banyak melakukan kontak dengan muslim adalah Manchuria, 
khususnya selama pendudukan Jepang di Korea. Selama 
meningkatnya pengaruh Jepang terhadap Korea, yang memperkuat 
ide nasionalisme Korea atas persamaan bahasa dan etnisitas – pada 
saat inilah mitos Dangun meresap dengan etno-nasionalisme Korea. 
Dengan ide nasionalisme baru itu berbasis etnisitas, Korea, dan 
Jepang, akan melihat kelompok etnik lain sebagai ‘orang luar’. Baik 
Korea dan Jepang melihat diri mereka sebagai masyarakat homogen, 
dan dari ide tentang kemurnian etnik inilah yang mendasari 
pandangan terhadap Arab dan muslim sebagai orang lain (Jamaas, 
2014).

Walaupun jumlah Muslim di Korea meningkat di akhir 1980-an 
dan 1990-an, mereka tidak menarik perhatian social dan akademik 
karena jumlah yang tidak signifikan. Imigran Muslim semata 
dipandang sebagai ‘orang luar’ dari masyarakat Korea. Baru-
baru ini, serangkaian penelitian dilakukan beberapa peneliti dari 
beragam bidang. Beberapa imigran Muslim menetap di wilayah yang 
dinamakan ‘Desa Tak Berbatas’ di Ansan Provinsi Gyeonggi-do. 
Mereka secara sukarela melaksanakan pertemuan regular di masjid 
atau mushallah (Jang & Choi, 2012).

Seperti disebutkan di atas, imigran Muslim di Korea dapat 
dikategorikan dengan negara dan etnisnya: Timur Tengah (Arab 
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dan Non Arab), Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Di 
antara kategori-kategori ini, Muslim dari Asia Tengah dan Asia 
Tenggara menduduki jumlah terbesar diantara populasi Muslim di 
Korea. Mereka berasal dari Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh, 
dan kebanyakan dari mereka adalah pekerja tanpa keterampilan. 
Walaupun cara migrasi mereka berbeda, jaringan dan komunitas 
migrasi mereka biasanya diorganisir oleh Islam. Baru-baru ini ada 
tambahan populasi imigran dari  pelajar internasional yang didukung 
oleh pemerintahnya  (Jang & Choi: 2012).

Jumlah imigran Asia Tengah bertumbuh dengan cepat, tetapi 
sulit untuk mengkalkulasi proporsi muslim. Sejak Uni Soviet 
menguasai Asia Tengah selama Perang Dingin, Rusia dan Slavia 
berimigrasi ke wilayah tersebut dan hidup berdampingan dengan 
penduduk setempat. Porsi yang diperkirakan dari Muslim local dari 
tiap Negara adalah 55 persen di Kazakhstan, 88 persen di Uzbekistan, 
dan 75 persen di Kyrgyzstan. Dari kelima Negara ini, Muslim taat 
dibatasi pada Uzbekistan. Uzbekistan asli diketahui tingal di Korea 
sebagai pekerja tanpa keterampilan, dan jumlah pernikahan imigran 
dari wilayah ini juga meningkat. Di tahun 2006, registrasi pernikahan 
lelaki Korea dan perempuan asing, berjumlah 30.000 dan pernikahan 
dengan perempuan Uzbekistan berjumlah dan 314 kasus (Jang & 
Choi, 2012).

Walaupun Arab menempati populasi terendah di antara para 
imigran, jumlahnya meningkat dikarenakan peningkatan jumlah 
pelajar internasional ke Korea. Biasanya, kebangsaan mereka sangat 
menentukan tipe imigran tersebut. Misalnya, muslim dari Teluk 
Persia, seperti Arab Saudi, mempunyai kehidupan yang stabil karena 
subsidi pemerintah mereka, sementara Muslim dari Mesir atau Sudan 
kebanyakan hidup sebagai pekerja sederhana (Jang & Choi, 2012).

Banyak orang Korea yang tidak familiar dengan Islam dan 
Muslim. Terlebih, persepsi umum dan pemahaman yang terbatas 
yang dimiliki orang Korea tentang Islam dan Muslim mungkin 
negative dan penuh prasangka. Sejak Perang Korea hingga sekarang, 
orang Korea memandang imigran Muslim secara umum semata 
sebagai orang asing. Orang Korea tidak memberikan perhatian 
besar terhadap mereka dan sikap ini bisa dikarakteristikkan sebagai 



174 POLITIK ISLAM EMPIRIK

‘pengabaian.’ Serupa dengan agama lainnya seperti Kristen, Islam juga 
mempunyai sejarah yang cukup panjang di Korea, namun Islam gagal 
untuk dikenali sebagai agama “kami” (Korea). Baker mencatatkan 
beberapa alasan mengapa Islam menghadapi kesulitan menarik 
orang Korea ke masjid. Lanjutnya, masyarakat Korea cenderung 
menekankan homogenitas etnik dan cultural dan menggunakan 
tekanan yang besar bagi anggotanya untuk menyesuaikan diri 
daripada bertindak berbeda. Terakhir, ketika orang Korea terbiasa 
dengan patung-patung atau lukisan ketika berdoa, Muslim tidak 
mempunyai hal-hal seperti itu. Karena kendala-kendala tersebut, 
menurut Baker, Islam berjuang untuk bertahan di Korea. Seiring 
dengan perkembangan imigran Muslim di Korea, mereka dapat 
mengklaim identitas dan menuntut pengakuan. Walaupun persepsi 
orang Korea tentang Islam dan Muslim perlahan berubah, perubahan 
dapat saja positif atau negative (Jang & Choi, 2012).

Masyarakat Korea adalah masyarakat yang homogeny dengan 
kepercayaan ‘darah murni’nya, bukanlah hal yang menerima ‘orang 
luar’, demikian pula halnya terhadap Islam. Perjuangan muslim 
di Korea tidaklah mudah, mengingat masyarakat Korea sudah 
terbiasa untuk melakukan ibadah yang menampilkan benda-benda 
fisik, kebiasaan minum minuman beralkohol seperti Soju untuk 
menghormati tamu, dan kegemaran mereka akan usus babi, dan hal-
hal lain yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Namun perjuangan 
ini bukannya tanpa hasil, organisasi-organisasi keislaman sudah 
tumbuh subur dan masjid ada hampir di semua provinsi.  

C. Setelah peristiwa 11 September 2001 - Sekarang
1)	 Perkembangan	Islam	setelah	serangan	11	September	2001	

di Korea Selatan 
Hingga 1997, lima masjid dibangun Korea Selatan dan populasi 

Muslim mencapai 40,000.Jumlah tersebut sedikit bertambah 20 tahun 
kemudian setelah syahadat orang Korea “pertama”, komunitas 
muslim di Korea membangun masjid pertama sejak era pre-Modern 
di Itaewon (Seoul Central Mosque) dengan bantuan keuangan dari 
negara-negara Arab. “Sekarang ada 8 masjid dan 61 mushallah di 
seluruh negara.”Di tahun 2010, tercatat 45,000 warga Muslim (warga 
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asli dan pendatang) dan tambahan 100,000 warga muslim sementara 
yang tinggal di Korea, seperti pelajar, pebisnis, dan pekerja migrant 
(Jamass: 2014).

Sampai akhir 2009 komunitas muslim Korea Selatan terdiri dari 
kelompok minoritas yang kecil dan tidak terikat, secara internal 
beragam dalam etnik dan latar belakang kebangsaan. Namun, mereka 
saling berkomunikasi melalui Islam. Kita dapat mengklasifikasikan 
imigran Muslim, legal dan illegal di Korea ke dalam lima kategori: 
Muslim dari Arab, Muslim Timur Tengah non-Arab, seperti Turki 
dan Iran, Muslim dari Asia Tengah, Muslim dari Asia Selatan, 
dan Muslim dari Asia Tenggara. Menurut statistic tahun 2006 dari 
Kementrian Kehakiman Korea, perkiraan jumlah muslim legal dan 
illegal di Korea adalah 114,790 orang, yang meliputi sekitar 10 persen 
pendatang di Korea. Porsi yang besar diperkirakan sekitar 30 persen, 
imigran Muslim di Korea adalah imigran illegal. Namun, sangatlah 
sulit untuk menentukan akurasi jumlah Muslim di Korea. Penulis 
memperkirakan imigran Muslim Korea, legal dan illegal, hingga 
akhir 2009 adalah 70.000 orang (Jang & Choi, 2012). 

Pada survey yang dilakukan oleh Lee Hee Soo dan Joh young-Joo 
di tahun 2012, pada 100,000 imigran muslim yang tinggal di Korea, 
sekitar 30% dari Indonesia dan another 23% lainnya dari Pakistan, 
sekitar 22% dari negara-negara Timur Tengah.Sekitar 37.2% imigran 
menyelesaikan sekolah menengah atas, 16.2% berkuliah, dan 34.5% 
menyelesaikan kesarjanaan. Mayoritas (66.8%) dari imigran datang 
antara 2007 dan 2011, walaupun 1.4% dari 148 yang wawancara 
terhubung dengan 15.5% yang diwawancarai dilaporkan sebagai 
pekerja mandiri (temasuk bisnis keluarga), 8.1% dilaporkan bekerja 
pada posisi professional atau manajerial, 11.5% bekerja sebagai juru 
tulis, penjualan atau posisi jasa (Jamass: 2014). 40.5% dilaporkan 
bekerja di pabrik atau posisi buruh, 2% pengangguran, sementara 
22.3% adalah pelajar di Korea. Dari survey imigran, mayoritas, 47.3% 
menganggap Bahasa Koreanya ‘tidak bagus’, 32.4% menganggap 
Bahasa Koreanya bagus, dan 11.5% menganggap sangat bagus. 
Kebanyakan mayoritas imigran muslim mempunyai lebih dari 
satu teman Korea, dengan hanya 16.9% mempunyai 0-1 friends. 
Ketika dintanyakan tentang perasaan mereka tentang kualitas 
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kehidupannya di Korea, ‘lebih dari 80% responden menjawab bahwa 
mereka puas atau sangat puas dengan keseluruhan kehidupannya 
di Korea; dan 67.6% responden mempunyai kehidupan adaptif di 
Korea. Jumlah imigran muslim di Korea terus meningkat sejak 1990-
an, dan mengalami peningkatan tajam sejak akhir 2000-an. Muslim 
merasa mereka telah beradaptasi dengan baik ke dalam masyarakat 
Korea dan cukup bahagia dengan kehidupan mereka. Dengan kata 
lain, beberapa muslim disalahpahami atau diperlakukan sebagai 
orang baru, “Bae kadang mendapat gambaran tersebut ketika 
memakai jilbab menumpang kereta bawah tanah menuju masjid, 
selalu diperlakukan sebagai sesuatu yang luar biasa (Jamass: 2014). 
‘Dan saya tidak punya teman lelaki. Saya pikir saya mengintimidasi 
mereka’. Muslim juga menghadapi beberapa kesulitan untuk 
menjauh dari babi dan alcohol, beberapa diantaranya tetap meminum 
alcohol pada saat pertemuan bisnis untuk menghormati kebiasaan 
orang Korea. Muslim menghadapi kecurigaan orang Korea karena 
mengabaikan kepercayaan; persepsi citra muslim mulai berubah, 
khususnya laporan berita menyangkut kehidupan muslim di Korea. 
Walaupun jumlah muslim di Korea meningkat; persepsi kelompok 
ini cukup stereotype selama beberapa tahun, tetapi pandangan telah 
berubah selama beberapa tahun belakangan ini. (Jamass: 2014). 

Ada perubahan sikap di Korea dan perhatian terhadap Muslim 
dan Islam. Serangan 9.11, yang memicu respon ambivalen di Korea, 
memberikan titik balik bagi persepsi Korea tentang Islam. Di 
satu sisi, kejadian tersebut memicu kecurigaan terhadap Muslim 
dan Islam secara umum. Di sisi lain, peristiwa itu menimbulkan 
respon positif di antara orang Korea menyangkut refleksi tentang 
persepsi negative mereka atau pengabaian pada Muslim. Lee 
Hee-soo menyatakan bahwa sesudah peristiwa 9.11, orang Korea 
berusaha mengidentifikasi kesalahpahaman mereka tentang Islam, 
yang mereka percaya sangat dipengaruhi oleh buruk sangka dan 
kecurigaan perspektif Amerika. Orang Korea ingin mendengar 
Islam dan Muslim secara langsung untuk mengkontruksi persepsi 
yang lebih seimbang. Argument Lee menguraikan bahwa perubahan 
social semacam itu menimbulkan pemahaman simpatik tentang 
Islam, seiring dengan sentiment Anti-Amerika (Jang & Choi, 2012). 
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Survey dilaksanakan oleh Pusat Riset Sistem Penyiaran Korea 
(KBS) di tahun 2010 memunculkan informasi bahwa secara umum 
persepsi orang Korea terhadap Islam adalah negatif. Ketika ditanyai 
tentang pengetahuan, ketertarikan, kesan baik, dan citra tentang 
Islam, responden menjawabnya dengan negative. Misalnya, 56,3 
persen menjawab ‘Saya Tidak Tahu’ untuk pertanyaan ‘sejauh mana 
pengetahuan anda tentang Islam?’ Untuk pertanyaan ‘apakah anda 
punya ketertarikan dalam Islam?’ 69.5 memberikan respon negative. 
Penting untuk dicatat bahwa menyangkut pertanyaan apakah mereka 
punya kesan menyenangkan tentang Islam, 72,8 responden merespon 
bahwa mereka punya kesan ‘Kesan Baik dan Buruk’. Tambahan 
pula bagi sikap ketidakpedulian ini, 74.4 persen responden bahwa 
perkembangan Islam tidak akan menguntungkan perkembangan 
masyarakat Korea. Lebih jauh, 55. 3 persen responden menjawab ‘ya’ 
pada pertanyaan apakah mengasosiasikan Islam dengan tindakan 
terorisme.   Pada pertanyaan apakah mereka akan mengizinkan 
anggota keluarganya untuk menikahi Muslim, 73.9 persen responden 
menjawab secara negative. Hasil survey ini mengindikasikan bahwa 
orang Korea masih menganggap Muslim sebagai ‘tamu’ dan bukan 
‘tetangga’ dan ingin menjaga jarak dari Muslim (Jang & Choi, 2012). 

Ambivalensi pandangan dunia, termasuk Korea Selatan, 
terhadap Islam setelah serangan 11 September adalah hal yang 
lumrah, diberitakan disejumlah media bahwa di Inggris dan Amerika 
bahwa setelah peristiwa 11.9 jumlah orang yang masuk Islam 
justru bertambah. Hal ini diawali oleh rasa keingintahuan mereka 
akan makna ‘jihad’ yang terdapat dalam Al qur’an, dan hidayah 
itu akhirnya mereka dapatkan melalui jalan tersebut. Pandangan 
negative tentu saja masih ada, namun bukankan semua agama 
juga akan dipandang dari dua sisi oleh orang-orang yang bukan 
penganutnya?? 

2)	 Pandangan	agama	lain	di	Korea	Selatan	terhadap	Islam
Sejak tahun 2000-an, orang Korea juga mulai memperlihatkan 

semacam Islamophobia. Apa yang berkontribusi terhadap sentiment 
negative kontemporer terhadap Islam dan Muslim? Sejak partisipasi 
Turki dalam Perang Korea, Islam telah hadir di Korea lebih dari 



178 POLITIK ISLAM EMPIRIK

50 tahun. Meskipun Muslim diperlakukan sebagai minoritas, 
kebanyakan orang Korea tidak menganggapnya sebagai ancaman 
atau berbahaya bagi masyarakatnya. Bahkan orang Korea nampaknya 
tidak membentuk pandangan khusus tentang Muslim hingga saat 
ini. Ada beberapa variasi interpretasi mengapa mayoritas orang 
Korea mempunyai persepsi negative pada Muslim, tapi perubahan 
ini keseluruhannya sangat dipengaruhi oleh kecendrungan Barat 
yang menghubungkan Islam dengan terorirsme, khususnya setelah 
peristiwa 9.11. Interpretasi lainnya adalah perubahan mungkin 
merefleksikan tradisi fundamentalis di antara gereja-gereja di 
Korea, yang diwariskan dari kaum fundamentalis dari  gereja-gereja 
Amerika. Terkhusus, konferensi tahun 2005 untuk mengenang 50 
tahun Muslim di Korea, yang juga mempercepat perubahan dalam 
masyarakat Korea, memprovokasi tegangan antara gereja-gereja 
Protestan Korea dan Islam (Jang & Choi, 2012). 

Kebangkitan perayaan ke-50 pada konferensi 2005, kita telah 
melihat kebangkitan beberapa konflik tajam antara Islam dan 
Kristen di Korea. Sebelum tahun 2005, Gereja Protestan Korea, 
menaruh perhatian besar pada aktivitas misionaris luar negeri yang 
hendak membujuk non-Kristen di luar Korea, dan kurang tertarik 
pada upaya misionaris dalam negeri. Di tahun 2005, namun ketika 
jumlah sarjana dan pemimpin agama berkumpul di Korea untuk 
konferensi internasional, “Islam dan Agama Lainnya: Koeksistensi 
dan Kooperasi,” beberapa Kristen konservatif di Korea mulai 
menunjukkan penentangan perluasan dan penyebaran Islam di Korea. 
Gereja Protestan Konservatif Korea memperlihatkan kegelisahan atas 
Islam dengan mengkritisi kaum fundamentalis Islam. Umumnya, 
mereka menganggap Islam sebagai doktrin fundamentalis dan 
percaya bahwa Islam Korea bukanlah pengecualian. Rasa takut 
juga ditunjukkan dalam media misionaris Kristen, dengan judul 
provokatif yakni “Serangan Islam yang Tiba-Tiba” atau “Islamisasi 
Korea hingga 2020”. Ekspresi ini, walaupun berlebihan, setidaknya 
merefleksikan kegelisahan orang Korea bahwa fundamentalisme 
Islam berhubungan dengan terorisme, pelan-pelan merebak 
dalam masyarakat Korea melalui peningkatan jumlah imigran 
Muslim. Mereka khawatir bahwa peningkatan jumlah pekerja 
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Muslim asing di Korea dan pernikahan mereka dengan orang 
Korea akan mempercepat penyebaran fundamentalisme Islam, 
yang akan melemahkan masyarakat Korea. Untuk  mengenang 50 
tahun Muslim di Korea, Federasi Muslim Korea mempublikasikan 
booklet yang berjudul Islam di korea: Perayaan Emas Islam di Korea 
pada November 2005. Booklet tersebut berisi “Rencana Dakwah 
di Masa Depan,” dengan outline: (1) rencana konstruksi masjid 
baru; (2) pembukaan sekolah dasar dan taman kanak-kanak Islam 
internasional; (3) pembukaan pusat dakwah; (4) komite penerjemahan 
Al-Qur’an; (5) proyek institusi Islam Korea; dan (6) komite terjemahan 
dan publikasi. Beberapa pastor konservatif dari gereja Protestan 
Korea menganggap rencana dakwah ini sebagai upaya yang serius 
dan mengancam untuk mengislamkan Korea dimasa datang. Salah 
seorang pemimpin pastor konservatif  menyatakan bahwa gereja-
gereja Korea harus diperingatkan akan aktivitas misionaris Islam 
yang sedang berlangsung di Korea. Dalam sebuah wawancara 
yang berjudul “Opini Kami Tentang Aktivitas Misionaris Islam” 
dengan sirkulasi pers gereja Protestan Korea pada 30 Agustus 2007, 
pastor tersebut menegaskan bahwa “Islam telah punya rencana 
untuk membuat Korea menjadi Negara Islam sejak tahun 1988”. Ini 
merefleksikan kegelisahan yang ekstrim gereja Protestan atas Islam di 
Korea. Terlebih, walaupun konferensi tahun 2005 adalah kumpulan 
akademisi untuk meningkatkan dialog antar agama-agama, difasilitasi 
oleh Federasi Muslim Korea dan Pemerintah Korea, disponsori oleh 
perusahaan-perusahaan besar, beberapa Kristen konservatif khawatir 
banwa Federasi Muslim Korea akan menggunakan konferensi ini 
untuk tujuan politis dan sebagai sebuah langkah menuju Islamisasi 
Korea Islamophobia semacam itu, muncul di Korea memunculkan 
beberapa pertanyaan: “bagaimana Islamophobia terbangun kokoh 
dan terstruktur konsisten dalam periode yang singkat?” dan “apa 
yang membuat sentiment Islamophobic berbeda dari sentiment 
anti imigran terhadap Cina Korea atau pelarian Korea Utara?” 
Pertanyaan-pertanyaan ini secara konsekuen mengarahkan untuk 
mengeksplorasi asal mula Islamophobia Korea. Nampaknya, 
berguna untuk mengeksplorasi asal muasal Islamophobia Korea 
dari luar dan dari dalam. Islamophobia melibatkan elemen dari 
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dalam seperti identitas diri Korea, juga factor dari luar, misalnya 
persepsi barat tentang Islam. Pertama-tama, sentiment negara 
tunggal berdasar pada homenitas etnik yang melekat dalam pada 
identitas Korea. Identitas diri ini cenderung memperlihatkan sikap 
eksklusif terhadap kelompok luar, sementara cenderung inklusif 
terhadap anggota sendiri. Penemuan menunjukkan identitas diri 
ini mengarah pada dua sikap terhadap imigran asing di Korea: 
Orang Korea secara normative mencoba bersikap terbuka dan 
inklusif dengan imigran asing, sementara, dalam kenyataannya 
memperlihatkan sikap eksklusif. Ditemukan pula bahwa orang Korea 
mempunyai konsep independen tentang “diri” yang cenderung 
untuk membedakan kelompok ‘dalam’ dan kelompok ‘luar’. Orang 
Korea, mempunyai kecendrungan interdependen kolektif, keluarga 
sebagai hubungan manusia yang paling penting, dan hubungan yang 
lebih jauh pengaruhnya seperti pertemanan, ikatan dan koneksi 
sekolah, dan hubungan kota asal dan wilayah regional. Identitas 
kolektif cenderung untuk memperlihatkan sikap eksklusif terhadap 
anggota luar. Konsep identitas diri orang Korea mendasari luapan 
Islamophobia Korea yang dipengaruhi oleh factor-faktor luar. Ketika 
menjelaskan Islamophobia Korea, factor-faktor luar lebih mudah 
terdeteksi. Meskipun begitu, sangat berguna untuk mengeksplorasi 
factor-faktor luar (Jang & Choi, 2012). 

Walaupun tidak terlihat secara eksplisit. Kesan penentangan 
agama lain terhadap Islam memang bisa terasa di banyak tempat, 
tidak terkecuali di Korea. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin 
menanggapi hal ini dengan cara-cara yang Islami dan tetap menjaga 
perdamaian dengan penganut agama lainnya. Salah satu alasan 
yang menguatkan hal ini adalah pengakuan konstitusi Korea Selatan 
terhadap Agama Islam, di mana tidak ada agama negara, semua 
agama bebas bertumbeh dan berkembang di Korea Selatan, selama itu 
tidak bertentangan dengan kebijakan yang berlaku di negara tersebut.

  
3)	 Pandangan	Islam	dalam	budaya	pop	Korea

Setelah serangan 11 September, ketertarikan untuk belajar 
Islam dan Muslim memuncak di seluruh dunia. Korea Selatan, 
seperti halnya negara-negara Eropa dan Amerika yang menghadapi 
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kenyataan bahwa mereka tidak banyak tahu tentang Islam atau 
Muslim. “hanya beberapa bulan setelah penyerangan, ada sekitar 50 
buku yang menyebut ‘Islam’ di toko-toko buku Korea. Menyedihkan 
tapi tidak mengejutkan, namun, citra dominan muslim terbatas pada 
stereotype teroris. Semenanjung Korea mempunyai sejarah panjang 
dengan muslim yang dimulai pada abad ke-9, dan diawali oleh 
civilisasi Arab dan Persia sejak akhir ke-5 atau awal abad ke-6. Lebih 
jauh, ada bukti tentang muslim yang hidup di Korea dan aktif dalam 
masyarakat Korea sejak abad ke-13. Sayangnya, hubungan historis 
yang panjang antara Korea dan Islam tidak meresap hingga ke 
tingkat / audiens popular, dan sebagai hasilnya, sector-sektor besar 
dari masyarakat Korea Selatan menganggap Islam sebagai agama 
alien. Pengabaian sejarah bersama Korea dengan dunia muslim, 
seiring dengan kepercayaan yang telah ada dan pengenalan ide-ide 
barat tentang ras dan etinisitas di abad ke-19, melalui Jepang dan 
diperkuat oleh Amerika Serikat melalui medianya, berkontribusi 
terhadap suburnya citra orientalis pada mslim dan Arab di Korea 
Selatan. Citra sebagai orang yang bersuara keras, kurang terpelajar, 
agresif, atau bahkan  monolitik, dapat ditemukan dalam sumber-
sumber budaya popular Korea, misalnya sebuah episode Star King 
yang menggambarkan karakter Saudi menodongkan senjata ke dada 
seorang lelaki, atau pada episode yang sama, penggunaan busana 
Islami yang biasanya digunakan di Afganistan dalam segmen tentang 
Arab Saudi. Walaupun citra ini telah ada dipertunjukan tv sejak 2005, 
mereka menjadi kurang stereotype sejak delapan tahun terakhir 
melalui upaya akademisi, sumber-sumber berita Korea, dan fans 
muslim budaya popular Korea. 

Ada beragam alasan mengapa citra tentang Islam dan budaya 
Arab sangat umum sepanjang budaya Pop Korea. Alasan keberadaan 
Daye Jeon karena Korea adalah bagian bagian dari orientalisme. 
Dia menuliskan, ‘dapat dikatakan bahwa public ‘Oriental’ Korea 
mengidentifikasi diri sebagai ‘barat’ ketika mereka mengkonsumsi 
dan mereproduksi citra tentang ‘orang Arab’ sebagai ‘orang lain’. 
Orientalisme dapat didefinisikan sebagai orang luar, atau barat, 
pandangan tentang Timur Tengah dan Asia yang biasanya dibentuk 
oleh ide imperialisme dan superioritas. Melalui beragam jajak 
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pendapat dan pertunjukan, mendemonstrasikan hal di atas, seseorang 
dapat melihat bagaimana warga negara Korea Selatan menikmati 
konsep tentang Arab dan Muslim sebagai orang lain, disamping 
karena tidak mampu membedakan keduanya. Jeon memandang 
partisipasi Korea dalam orientalisme adalah berusaha tampak lebih 
kebarat-baratan atau lebih sopan dari orang Arab. “Orang Korea 
lebih sopan – karenanya, lebih kebarat-baratan. Namun, sebagaimana 
halnya kulit hitam dari Antilles atau Martinique yang diperlakukan 
kurang lebih sama di Barat, budaya Korea tetaplah oriental. Mungkin 
karena Korea adalah bagian dari “Timur” bahwa konsep mereka 
tentang Arab agak berbeda dari orientalisme tradisional. Jeon 
menunjukkan jajak pendapat dimana 98% partisipan melihat Arab 
sebagai maskulin, tidak feminine – pandangan tradisional tantang 
Arab dalam area Orientalisme; terlebih orang Korea lebih merasa 
takut terhadap Arab dan Islam daripada untuk mendominasi, 
mengontrol, dan mengatur mereka. Sumber tambahan, misalnya 
Nam, juga menggambarkan pemeliharaan pandangan Korea Selatan 
mengorientalkan Arab dan Muslim dimana mereka menjadi “orang 
lain” yang anonim (Jamass: 2014).

Alasan lain dari penggambaran ini, seperti disebutkan di awal, 
yang dinamakan oleh Nam, “yang terabaikan dalam sejarah mereka 
sendiri”. Bagian dari pengabaikan ini mungkin menyangkut kebijakan 
‘satu budaya’ pada periode Joseon period, masa dimana komunitas 
Muslim harus berasimilasi ke dalam budaya dan praktek keagamaan 
Korea. Walaupun Muslim mulai bermigrasi ke Korea di awal abad 
ke-20, keberadaan mereka tidak abadi, hanya sejumlah kecil yang 
tercecer di sepanjang Korea. Sepertinya banyak yang tinggal di dan 
sekitar Seoul, tapi kebanyakan dalam periode ini tidak bertujuan 
untuk mengislamkan orang Korean dan mayoritas orang Korea 
tidak melakukan kontak dengan Muslim. Langkanya kontak dengan 
Muslim, bahkan selama pendudukan Jepang terlihat kedatangan 
sejumlah besar ke Korea, kedatangan muslim selama Perang Korea 
dipandang sebagai ‘kontak pertama’ Korea Selatan dengan Islam oleh 
populasi umum. Sebagai tambahan pada kebijakan budaya Korea, 
makna tentang apa yang dimaksud orang Korea telah berubah. 
Muslim, mampu diintegrasikan ke dalam masyarakat Korea dimasa 
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lampau, tetapi mulai berubah di masa dinasti Joseon. Selama orang 
asing mengadopsi kebiasaan Korea, mereka akan diterima ke dalam 
masyarakat Korea. Pada awal abad ke-19, Korea mulai mengadopsi 
paham bahwa orang Korea berasal dari darah dan bahasa yang 
sama dan mitoe tentang Dangun berubah dari seorang pemimpin 
politik menjadi “bapak” orang Korea. Konsep baru tentang orang 
Korea ini menjadi lebih popular selama pendudukan Jepang dan 
berakhir ketika memasuki abad ke-21. ‘Pengabaian’ ini sejalan dengan 
etno-nasionalisme Korea, meninggalkan ruang bagi konsep seperti 
orientalisme untuk masuk. Karena Islam dan Arab termasuk baru 
di Korea Selatan, mudah untuk menganggap mereka sebagai “orang 
lain”. Sebelum serangan 11 September, Muslim dan Arab dipandang 
sebagai “orang lain” yang aneh dan eksotik, tapi tidak mengancam. 
Barulah setelah serangan 11 September, Muslim dan Arab dipandang 
sebagai “orang lain” yang berbahaya dan mengencam, yang harus 
ditakuti. Dari gambaran ini muncullah kesalahpahaman, yang tidak 
muncul dari sumber berita yang melaporkan tentang Barat Daya 
dan Asia Tengah. Walaupun Korea Selatan meminjam dari konsepsi 
Barat tentang Timur Tengah dan wilayah-wilayah lain yang dominan 
Muslim, gambaran mereka tentang Muslim dalam Korea Selatan 
berbeda dari liputan mereka tentang Muslim dan Arab di luar Korea 
Selatan. Pandangan yang eksotis tentang orang Muslim dan Arab, 
walaupun sangat terpengaruh Barat (khususnya sejak Perang Korea, 
dari pertunjukan dan berita televisi Amerika disajikan oleh stasion tv 
militer Amerika) juga berisi beberapa aspek kepercayaan asli Korea 
yang membantu untuk menginformasikan ide tentang hirarki rasial 
dan etnik Korea (Jamass: 2014). 

Islamophobia Korea dengan nyata diekspresikan pastor-
pastor konservatif gereja-gereja Protestan Korea. Hal lain yang 
juga ditunjukkan oleh tradisi fundamentalisme dalam gereja-
gereja Protestan Korea. Interpretasi lain yang dapat dibuat adalah 
fundamentalisme yang dari dalam dipengaruhi oleh identitas 
pribadi Korea yang cenderung mengklaim ‘kemurnian’ budaya 
Korea. Tapi perlu juga diperhatikan bahwa hal tersebut juga 
dipengaruhi oleh factor-faktor exogenous. Kita akan menemukan 
bahwa fundamentalisme di gereja Protestan Korea mempunyai 
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latar belakang sejarah dalam fundamentalisme dalam gereja-gereja 
Amerika, mewariskan ide-ide intinya seperti komitmen absolute 
bagi Kekeristenan atas dasar Kitab Injil. Dari hasil analisa ditemukan 
bahwa gerja konservatif Korea menjalin hubungan intim dengan 
gereja-gereja konservatif Korea. Misalnya, pemimpin gereja Protestan 
konservatif Korea belajar untuk gelar akademiknya atau magang 
pada seminari-seminari konservatif di Amerika dan berkomunikasi 
dengan pemimpin gereja konservatif. Pada observasi juga ditemukan 
bahwa pemimpin gereja Amerika biasa diundang untuk kuliah-kuliah 
khusus dalam program misionaris dan pendidikan di kebanyakan 
gereja-gereja Korea (S. Lee 2004, 274). Melanjutkan tradisi ini, tradisi 
fundamentalis dalam gereja-gereja Amerika telah berkontribusi 
membentuk Islamophobia Korea. Tentu saja, walaupun sangat sulit 
menemukan bagaimana fundamentalisme gereja Protestan Korea dan 
Amerika berinteraksi satu sama lain, keduanya memegang tradisi 
anti-Islam yang sama. Kim Sang-Keun (2009) menganalisa bahwa 
Islamophobia Korea semata-mata diskursus polemic yang diproduksi 
oleh kamp gereja-gereja Protestan Korea konservatif / fundamentalis, 
yang dipengaruhi oleh fundamentalisme Kristen Amerika. Kim juga 
mengkhawatirkan bahwa hal itu dapat menyulitkan komunikasi 
antara gereja-gereja dan orang biasa dari masyarakat Korea karena 
kehilangan basis yang meyakinkan (Jang & Choi, 2012). 

Melanjutkan tradisi dalam gereja-gereja Protestan Korea, 
mempunyai asal sejarah yang berhubungan dengan fundamentalisme 
Amerika, memainkan peran serius dalam membentuk Islamophobia 
Korea. Hal tersebut menunjukkan bahwa, menurut sejarah, tradisi 
fundamentalisme dalam gereja-gereja Protestan Korea mewarisi ide 
inti tentang fundamentalisme seperti dalam Injil, yang menyajikan 
dasar pembenaran bagi kaum konservatif di gereja-gereja Protestan 
Korea untuk menentang Islam dalam Korea kontemporer. Misionaris 
ke semenanjung Korea di abad ke-19 seperti Underwood atau 
Appenzeller telah dididik dalam teologi fundamentalis di Amerika. 
Nampaknya adalah hal yang alamiah bahwa kaum misionaris 
menanamkan teologi konservatif dan kepercayaan religious 
kepada orang-orang Korea. Kebanyakan dari mereka dididik 
dalam seminari-seminari teologi konservatif seperti Seminari 
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Teologi Princeton di antara 33 misionaris Amerika, 16 diantaranya 
berasal dari Seminari Teologi Princeton.  Di atas segalanya, salah 
satu bukti bahwa gereja-gereja Protestan Korea menerima dan 
memelihara fundamentalisme dengan memperlihatkan kepatuhan 
kaku pada Kitab Injil dan penolakan mutlak pada teologi liberal. 
Fundamentalisme telah benar-benar melekat dan terinternalisasi. 
Dinyatakan bahwa di tahun 1930-an, gereja-gereja Protestan Korea 
tanpa syarat menerima kecendrungan gereja-gereja Protestan 
Amerika dan mengaplikasikannya pada masyarakat Korea. Spectrum 
persepsi orang Korea terhadap Muslim mulai dari ketakutan yang 
ekstrim atau Islamophobia hingga persepsi yang menyenangkan. 
Tapi mayoritas berada di antaranya, mengekspresikan perbedaan 
atau sentiment netral. Misalnya, survey terbaru terhadap 1200 
mahasiswa Korea terhadap Koslim (kaum Muslim Korea), pewaris 
imigran atau keluarga Muslim, tidak memperlihatkan Islamophobia. 
Bahkan, yang tercatat adalah tingkat persepsi yang menyanangkan. 
Pelajar Katolik memperlihatkan sikap yang paling positif terhadap 
Koslim, diikuti oleh pelajar tanpa agama, Budha, dan Protestan. 
Dengan kata lain, pelajar Protestan mempunyai persepsi paling 
negative, sementara pelajar Katolik yang mempunyai persepsi 
paling menyenangkan. Hasil ini sejalan dengan posisi negative 
gereja-gereja Protestan terhadap Islam di Korea. Survey juga harus 
mengindikasikan bahwa sementara responden terbuka untuk 
mempunyai hubungan pertemanan dengan Muslim, mereka segan 
untuk mempunyai kelompok khusus atau pertemuan kolektif 
dan bahkan segan untuk mempunyai hubungan keluarga melalui 
pernikahan. Ini menunjukkan bahwa responden ingin menjaga 
jarak social dari Koslim. Sikap ‘pengabaikan terhadap yang berbeda’ 
diantara pelajar yang di survey, serupa dengan hasil survey KBS yang 
dikemukakan sebelumnya. Kesimpulannya, tidak dapat disangkal 
bahwa ada Islamophobia orang Korea, khususnya bukti diantara 
beberapa Protestan konservatif yang mengekspresikan ketakutan 
tentang pertumbuhan Islam dan meningkatan jumlah Muslim di 
Korea, kecendrungan umum ‘pengabaian terhadap yang berbeda’ 
muncul diantara mayoritas orang Korea (Jang & Choi, 2012). 
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Gambaran tentang Islam telah berubah, lambat tapi pasti. Artikel 
berita yang dihasilkan menggambarkan Muslim kekinian dengan 
lebih simpatik, terutama perjuangannya sebagai minoritas dalam 
masyarakat Korea. Majalah Korea Times memproduksi sejumlah 
artikel yang memberikan suara bagi Muslim di Korea Selatan, 
menyajikan pencapaiannya, atau posisinya yang sulit. Dalam artikel 
tahun 2007, Korea Times melaporkan Muslim di Korea menghadapi 
masalah diskriminasi, khsusnya setelah serangan 11 September. 
Dalam artikel yang sama, mereka mengutip seorang Muslim 
Korea, Hasna Bae, “Beliau menjelaskan bahwa agamanya melarang 
kekerasan apapun dan teroris kenyataannya adalah criminal tanpa 
melihat kepercayaan agama mereka. ‘Sekarang orang dikejutkan; 
tapi kemudian mereka memperlihatkan keingintahuan daripada 
ketidakramahan. Itu lebih baik. Walaupun Muslim terus menerus 
menghadapi diskriminasi, beberapa orang Korea menjadi lebih 
tertarik memperlajari Islam dan beragam budaya yang meliputinya. 
Dengan pertumbuhan jumlah Muslim, pengetahun tentang Islam 
dan masyarakat Muslim lebih terbuka bagi public. 

The Korea Herald  melaporkan di tahun 2012 bahwa muslim di 
Korea menghadapi sesamanya Korea, tapi sangat sedikit diskriminasi 
atau kecurigaan. Navid Ejaz, salah seorang yang diwawancarai bagi 
perdamaian, melihat peristiwa semacam Arab Spring bertanggung 
jawab bagi ketertarikan Korean terhadap Islam dan budaya Arab. 
Beliau menjelaskan “Saya pikir setahun yang lalu ketika datang 
kesini, saya merasa bahwa orang mempunyai sedikit pengetahun 
tentang konsep ini (jihad dan ekstrimis Islam), menurutnya, 
mempertentangkannya dengan Negara-negara Barat yang “limpahan 
informasi semacam itu, khususnya sejak serangan teroris 11 
September (Jamass: 2014). Tetapi karena kejadian setahun yang lalu, 
mereka semakin tertarik”. Berikutnya dilaporkan bahwa tahun lalu 
agama mulai dipertimbangkan ketika memberikan pekerjaan bagi 
pekerja asing. “Komisi Nasional Hak Azasi Manusia mengatakan 
pada hari selasa bahwa pekerja muslim mengisi petisi kepada agensi 
bulan lalu atasannya menolak untuk memindahkannya dari tempat 
untuk membuat soondae (saus darah Korea).”Komisi Nasional Hak 
Azasi Manusia (NHRC) terlibat terhadap pemindahan tugas pekerja 
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tersebut ke tempat dia tidak perlu berhubungan dengan babi. NHRC 
juga menyarankan agar agama pekerja perlu dipertimbangkan ketika 
mendaftar kerja atau ketika pemindahan dibutuhkan. Dengan artikel 
semacam ini, yang membahas hak azasi manusia, diskriminasi di 
tempat kerja dapat dikurangi. Dengan kelompok semacam 

NHRC mengadvokasi hak-hak muslim pada penempatan kerja, 
dikap terhadap Muslim dan Arab di Korea dapat menjadi lebih 
positif dan diterima. The Korean Herald melaporkan pada  April 2013 
bahwa sebuah forum diadakan untuk mendiskusikan masalah yang 
dihadapi siswa-siswa internasional, semisal kelas yang mengajarkan 
bahasa Inggris, ketidakmampuan untuk lulus, situs berbahasa Inggris 
yang tidak berguna, dan kurangnya makanan halal bagi siswa 
muslim. Forum tersebut dipimpin oleh Asosiasi Dukungan Siswa 
Internasional Korea, sehingga dalam hal ini, Muslim dan non-Muslim 
bekerja sama untuk memperbaiki kondisi kehidupan dan belajar dari 
semua pelajar internasional. 

Sumber-sumber berita baru seperti surat kabar on line dan stasiun 
berita berkontribusi besar bagi perubahan imej akan Muslim dan 
Arab dalam Korea. Arirang TV, yang menyajikan Berita Korea yang 
berbahas Inggris, menghasilkan sejumlah potongan informasi tv yang 
memperkenalkan audiens akan kebiasaan muslim, seperti persiapan 
Ramadhan, juga masakan Timur Tengah dengan mengunjungi 
toko kue local di Itaewon dan mempelajari cara membuat baklava, 
termasuk melaporkan tentang bertumbuhnya perhatian pada 
makanan halal di Korea. Dalam menjelaskan bagaimana makna halal 
telah berubah bagi non muslim, 

Arirang melaporkan bahwa orang Korea memandang halal 
sebagai makanan yang alami dan baik bagi kesehatan. Karena 
halal diterima oleh kaum non muslim, hal tersebut semakin 
popular. Laporan tentang komunitas muslim dan budaya mereka 
membantu untuk menormalisasi keberadaan muslim di Korea, 
juga mempopulerkan beragam aspek tentang muslim dan budaya 
Timur Tengah. Universitas-universitas di Korea juga berusaha 
agar kehidupan siswa-siswinya lebih mudah. Hanyang University 
membuka food court halal pertamanya yang buka dua kali seminggu, 
di tahun 2013. Seorang pejabatnya berkata, melalui food court, kami 
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berharap menyediakan globalisasi yang sejati kepada siswa kami 
sehingga dapat mengalami budaya Korea dan budaya internasional 
secara mendalam. Di Ewha Woman’s University, pelajar internasional 
dikirimi pedoman makanan yang menyediakan informasi tentang 
pilihan restoran Halal dan restoran vegetarian di seluruh Seoul dan 
Korea. Pedoman tersebut juga bisa ditemukan pada situs Organisasi 
Pariwisata Korea, yang juga menyajikan informasi tentang masjid-
masjid di Korea. Universitas-universitas di Korea, walaupun kadang 
bermasalah, membantu untuk memperkenalkan budaya Arab 
dan Muslim melalui seminar-seminar, makanan, kelas-kelas, dan 
pameran buku. Komunitas muslim juga membuka sekolah dasar di 
Itaewon dengan tujuan tidak hanya memberikan pendidikan Islam 
kepada anak-anaknya (yang memenuhi standard Korea) tapi juga 
gerbang bagi masyarakat Korea untuk belajar tentang Islam. Semua 
kelas diajarkan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan menyajikan 
Studi-studi Islam dan kelas-kelas berbahasa Arab. Sekolah tersebut 
menerima semua anak dari semua negara dan agama, dan tidak 
mensyaratkan agar semua siswa shalat. Fakta lainnya surat kabar dan 
organisasi hak azasi manusia menyajikan perspektif  yang berbeda 
tentang Islam di Korea, komunitas Muslim berusaha memperbaiki 
citra mereka dan hubungan mereka dengan komunitas Korea. Pada 
Masjid Sentral Seoul, seseorang menemukan sejumlah buklet dan 
pamphlet yang berbahasa Inggris dan Korea yang menjelaskan hal-
hal dasar tentang Islam dan isu-isu lain yang mungkin menarik bagi 
non muslim. Pada materi bacaan ini juga dapat ditemukan iklan bagi 
kelas yang disediakan oleh Salam Nuri (Dunia Yang Damai) yang 
tujuannya, menurut iklan tersebut, untuk membantu kesepahaman 
antara masyarakat Korea dan komunitas muslim. Kelas-kelas yang 
mereka tawarkan termasuk Bahasa Korea, Bahasa Arab dan belajar 
Al quran (Jamass: 2014).

Kita juga tidak bisa menafikan pengaruh fans muslim di luar 
Korea. Tanpa pandangan dan suara mereka, pertunjukan seperti Star 
King dan Alkkarira News, dan perluasan perusahaan hiburan seperti 
SBS, tidak akan belajar dari dari kesalahannya dan konsekuensi 
yang timbul. Walaupun akademisi menganggap pertunjukan tv 
menunjukkan kecurigaan dan gambaran stereotype tentang Muslims 
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dan Arab, mereka tidak begitu di dengar, sebagaimana kasus Alkkarira 
News, yang tidak meminta maaf, tetapi mengubah humornya – hanya 
sedikit tertutup, semunya tetap sama, menyisakan kostum. Dengan 
popularitas Kpop dan Kdramas di Asia Tenggara juga Timur Tengah, 
fans muslim mempunyai kesempatan untuk terhubung dengan 
industry hiburan ini melalui internet, menyuarakan opini mereka 
secara bersama, sebagaimana kasus dengan Star King (Jamass: 2014).

Di era dimana dunia sangat mudah terhubung dengan media 
social, jauh lebih  mudah bagi fans untuk menyatakan apa yang 
bisa diterima pada media yang mereka konsumsi. Tv adalah 
outlet lain yang dapat dianggap memperbaiki citra Islam dalam 
beberapa kasus. KBS memproduksi sebuah dokumenter tentang 
Islam dan Ramadan di Korea, yang membantu untuk mengedukasi 
populasi Korea tentang komunitas muslim mereka. Juga, kasus 
seperti kontroversi Star King, pertunjukan tv popular Korea mulai 
mempelajari apa yang boleh dan tidak boleh ketika menyajikan 
Islam dalam program mereka. Fakta bahwa Star King mengeluarkan 
permintaan maaf, menunjukkan bahwa program-program tv popular 
ingin menjaga peningkatan basis penggemar muslimnya, yang bisa 
ditemukan di seluruh dunia. Star King, melalui kesalahan mereka, 
juga belajar bagaimana menyajikan budaya yang berbeda ketika ingin 
menyertakannya dalam sebuah episode. Selangkah demi selangkah 
citra Islam dan Arab di Korea Selatan membaik. Melalui pengalaman 
mereka dengan umpan balik dari fans dan akademisi, program di 
SBS nampaknya semakin mampu menyajikan gambaran yang lebih 
nyata tentang Muslims dan Arab, walaupun keputusan pada level 
resmi atau keputusan tim yang lebih local (Jamass: 2014). 

Islam awalnya dianggap sebagai ‘agama asing’ oleh masyarakat 
modern Korea Selatan, dikarenakan ketidaktahuan mereka akan 
agama ini. Perlahan dan pasti atas usaha para pemeluk Islam di 
Korea Selatan, berusaha untuk memperkenalkan Islam melalui 
berbagai media, usaha ini bahkan didukung oleh para akademisi 
dan pemerintah Korea Selatan. Hadirnya halal food di universitas, 
diterbitkannya petunjuk untuk mendapatkan makanan halal dan 
masjid merupakan bukti dukungan ini. Bahkan kita juga bisa 
mendapatkan halal tourism di Korea Selatan.
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Korea dan K-pop adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, 
para bintang Hallyu tidak bisa menafikan kehadiran para fans-
fans muslim, baik dari negara-negara Islam maupun negara yang 
mayoritas penduduknya beragama Islam. Mereka punya ‘suara’ 
besar yang mampu mempengaruhi sikap dan prilaku para bintang 
tersebut, demikian pula halnya siaran tv dan media lainnya. 

Singkatnya Islam di Korea Selatan terus bertumbuh kearah 
yang lebih positif, yang terjadi karena dukungan semua stakeholder 
yang ada di Negara tersebut; akademisi, pengambil kebijakan, 
tokoh agama, pengusaha, media dan tentu saja para Hallyu stars. 
Perkembangan ini juga diperkuat dengan hubungan komunikasi 
yang terjalin baik dengan negara-negara muslim lainnya. 
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ISLAM DI AMERIKA SERIKAT: 
Potret Kaum Minoritas 
Negara Adidaya
Oleh: Nur Aliyah Zainal

A. Sejarah Masuknya Islam di Amerika Serikat
Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu 

wa Ta’ala kepada Rasulullah Muhammad Shallalaahu ‘alaihi wa 
sallam untuk disebarkan di muka bumi agar manusia bertaqwa 
kepada-Nya dan menjadi petunjuk bagi manusia dalam menjalani 
kehidupannya. Pada masa Rasulullah saw, berdakwah di Jazirah 
Arab, beliau banyak menemui tantangan dan hambatan baik dari 
kaum musyrikin maupun dari kaum munafikin. Meskipun demikian 
beliau dan sahabat-sahabatnya tetap berjuang untuk menegakkan 
agama Islam agar manusia saat itu beralih menyembah kepada Allah 
swt., Tuhan semesta alam.

Sepeninggal beliau, para sahabat terutama khulafaar raasyidin, 4 
sahabat utama rasul yaitu Abubakar as Shiddiq, Umar bin Khattab, 
Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib melanjutkan penyebaran 
agama Islam. Bahkan dalam sejarah tercatat bahwa Islam sampai 
ke daratan Eropa tepatnya di Granada, Spanyol. Penyebarannya 
kemudian melalui berbagai cara, baik secara damai maupun dengan 
peperangan. Dalam berbagai literatur tentang sejarah penyebaran 
Islam, yang paling sering dikisahkan adalah Perang Salib yang 
melibatkan dua agama yaitu Islam dan Nasrani yang sangat 
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berpengaruh dalam perluasan Islam khususnya di Eropa. Perang ini 
merupakan salah satu jalur masuknya Islam di Barat, dimana selama 
peperangan berlangsung, para tentara Nasrani seringkali membawa 
buku-buku, alat-alat kedokteran dan berbagai kemajuan teknologi 
di negara-negara Islam ke Barat.  

Islam tidak hanya menyentuh Eropa, tetapi bahkan sampai ke 
bumi Amerika Serikat (AS). Ketika membaca kata “Amerika” maka 
bagi banyak orang akan mempunyai asumsi bahwa negara itu liberal, 
sekuler, modern, demokratis, teknologi maju, adidaya, polisi dunia 
dan…perang. Sejak Perang Dunia II sampai saat ini, AS terlibat 
dalam beberapa peperangan baik atas nama pribadi (unilateralisme) 
maupun kelompok (baca NATO). Apalagi ketika WTC (World Trade 
Center) di Kota New York ditabrak oleh pesawat yang dilakukan 
oleh seorang Muslim, maka sejak saat itu AS semakin melebarkan 
sayap peperangan khususnya terhadap negara Islam seperti Irak, 
Afghanistan dan Libya. 

Amerika Serikat terletak di antara dua buah samudera yaitu 
Atlantik dan Pasifik di Benua Amerika bagian utara dan berbatasan 
dengan Kanada di bagian utara serta Meksiko di bagian selatan. 
Christopher Columbus menyebut Amerika sebagai ‘The New World’ 
ketika pertama kali menginjakkan kakinya di benua itu pada 21 
Oktober 1492. Namun, bagi umat Islam di era ke-emasan, Amerika 
bukanlah sebuah ‘Dunia Baru’. Sebab, 603 tahun sebelum penjelajah 
Spanyol itu menemukan benua itu, para penjelajah Muslim dari 
Afrika Barat telah membangun peradaban di Amerika. Klaim sejarah 
Barat yang menyatakan Columbus sebagai penemu benua Amerika 
akhirnya terpatahkan oleh beberapa sejarawan yang menemukan 
fakta bahwa para penjelajah Muslim telah menginjakkan kaki dan 
menyebarkan Islam di benua itu lebih dari setengah milenium 
sebelum Columbus.1  

Secara historis umat Islam telah memberi kontribusi dalam 
ilmu pengetahuan, seni, serta kemanusiaan di benua Amerika. 
Menurut Fareed H. Numan dalam American Muslim History A 
Chronological Observation bahwa tak perlu diragukan lagi, secara 

1 Surahman Amin, Islam di Amerika Serikat : Potret Perkembangan Dakwah Islam 
Pasca Tragedi 9 September 2001, Jurnal Tasamuh, Vol. 4 No. 1, Juni 2012, h. 74.
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historis kaum Muslimin telah memberi pengaruh dalam evolusi 
masyarakat Amerika beberapa abad sebelum Christopher Columbus 
menemukannya,’’. Sejarah mencatat bahwa umat Islam dari 
kawasan Afrika telah menjalin hubungan dengan penduduk asli 
benua Amerika, jauh sebelum Columbus tiba. Sejalan dengan hal 
ini, sejarawan Ivan Van Sertima dalam karyanya They Came Before 
Columbus, membuktikan adanya kontak antara Muslim Afrika dengan 
orang Amerika asli. Dalam karyanya yang lain, African Presence in 
Early America,  Sertima, menemukan fakta bahwa para pedagang 
Muslim dari Arab juga sangat aktif berniaga dengan masyarakat 
yang tinggal di Amerika.2

Sertima juga memaparkan, saat menapaki  benua Amerika, 
Columbus pun mengungkapkan kekagumannya kepada suku 
Karibian yang sudah beragama Islam. Columbus juga mengetahui 
bahwa Muslim dari pantai Barat Afrika telah tinggal lebih dulu di 
Karibia, Amerika Tengah, Selatan, dan Utara. Umat Islam yang 
awalnya berdagang telah membangun komunitas di wilayah itu 
dengan menikahi penduduk asli. Selanjutnya masih menurut Sertima, 
Columbus pun mengaku melihat sebuah masjid saat berlayar melalui 
Gibara di Pantai Kuba. Selain itu, penjelajah berkebangsaan Spanyol 
itu juga telah menyaksikan bangunan masjid berdiri megah di Kuba, 
Meksiko, Texas, dan Nevada. Itulah bukti nyata bahwa Islam telah 
menyemai peradabannya di benua Amerika jauh sebelum Colombus 
tiba.3

Kehadiran Islam di Amerika jauh sebelum Columbus datang juga 
diungkapkan Dr. Barry Fell, seorang arkeolog dan ahli bahasa dari 
Universitas Harvard. Dalam karyanya berjudul Saga America, Fell 
menyebutkan bahwa umat Islam tak hanya tiba sebelum Columbus 
di Amerika, namun, umat Islam juga telah membangun sebuah 
peradaban di benua itu terlebih dahulu. Fell juga menemukan fakta 
yang sangat mengejutkan. Menurut dia, bahasa yang digunakan orang 
Pima di Barat Daya dan bahasa Algonquina, perbendaharaannya 
banyak yang berasal dari bahasa Arab. Arkeolog itu juga menemukan 

2 Surahman Amin,  Islam di Amerika Serikat : Potret Perkembangan Dakwah 
Islam Pasca Tragedi 9 September 2001…....h. 74.

3 Surahman Amin, Islam di Amerika Serikat : Potret Perkembangan Dakwah Islam 
Pasca Tragedi 9 September 2001, Jurnal Tasamuh, Vol. 4 No. 1, Juni 2012, h. 74.
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tulisan tua Islami di beberapa tempat seperti di California, Kabupaten 
Inyo, negara bagian California, Fell juga menemukan tulisan tua 
lainnya yang berbunyi ‘Yasus bin Maria’ yang dalam bahasa Arab 
berarti “Yesus, anak Maria”. “Ini bukan frase Kristen,’’ cetus Fell. 
Faktanya, menurut dia, frase itu ditemukan dalam kitab suci Al-
Qur’an. Tulisan tua itu, usianya lebih tua beberapa abad dari Amerika 
Serikat. Fell juga menemukan teks, diagram, serta peta yang dipahat 
di batu yang digunakan untuk kepentingan sekolah. Temuan itu 
antara tahun 700 hingga 800 M. Teks serta diagram itu berisi mata 
pelajaran matematika, sejarah, geografi, astronomi, dan navigasi laut. 
Bahasa pengajaran yang ditemukan menggunakan tulisan Arab Kūfi 
dari Afrika Utara.4

Perjalanan Colombus yang mencoba menemukan rute dari 
Eropa ke Asia mendapat sponsor dari Raja Ferdinand dan Ratu 
Isabella dari Spanyol. Awalnya Colombus mengira bahwa tanah 
yang mereka sebut new world tersebut betul-betul kosong, namun 
ternyata telah dihuni oleh suku-suku pribumi yang kita kenal dengan 
sebutan Suku Indian. Koloni Colombus yang kemudian tinggal di 
daerah tersebut mulanya mereka diterima oleh Suku Indian tapi 
selang beberapa lama suku ini sadar bahwa koloni ini menginginkan 
kekuasaan penuh (mutlak) dan tentunya dianggap mengganggu atau 
mengancam keberlangsungan kehidupan Suku Indian. Kemudian 
terjadi pertempuran demi pertempuran antara Suku Indian dengan 
pendatang dalam waktu yang cukup lama. Dalam sejarah tercatat 
bahwa suku ini akhirnya kalah bahkan hampir dalam keadaan punah 
saat ini. 5

Masuknya Islam di Amerika khususnya di bagian utara diawali 
dengan kedatangan orang-orang dari Afrika Barat untuk bekerja 
sebagai budak akibat imperialisme pada abad 18 dan 19. Sebagian 
besar budak Muslim saat itu posisinya sama dengan budak non-
Muslim yang mengalami kesulitan dan penghinaan dan hampir 
tidak memiliki cara untuk keluar dari sistem perbudakan di koloni 
Amerika tersebut. Mereka tertekan dengan identitas ke-Islamannya, 

4 Surahman Amin, Islam di Amerika Serikat : Potret Perkembangan Dakwah Islam 
Pasca Tragedi 9 September 2001…….h. 75.

5 Peggy Melati Sukma, Imam Shamsi Ali, Kuketuk Langit dari Kota Judi : Menjejak 
Amerika (Jakarta:PT. Mizan Publika,2017) h. 60 
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sehingga dalam praktek beribadahnya dilakukan secara diam-diam 
atau rahasia dan bahkan mereka kesulitan untuk mengajarkan Islam 
kepada keturunannya. Maka tidaklah mengherankan jika dalam 
iklim politik dan budaya kolonial Amerika yang homogen, hanya 
sedikit sekali generasi para budak Afrika tersebut yang memiliki 
karakter ke-Islaman dalam dirinya. Baru pada abad ke-20, awal masa 
gerakan hak-hak sipil, beberapa Muslim Afrika-Amerika (atau sering 
juga disebut Afro-Amerika) berupaya untuk menemukan kembali 
identitas ke-Musliman atau ke-Islamannya.6    

Selanjutnya, fase berikutnya terdapat pula kedatangan 
imigran Muslim dari Timur Tengah masuk ke Amerika Serikat 
yang terjadi pada tahun 1875 sampai 1912 yang berasal dari Syria, 
Lebanon, Jordania dan sebagainya yang kebanyakan dari mereka 
berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Imigran ini datang 
untuk mencoba peruntungan nasib dan meraih kesuksesan untuk 
memperbaiki taraf kehidupannya. Gelombang imigran Muslim 
kedua terjadi dalam dekade sebelum perang dunia kedua; gelombang 
ketiga terjadi antara tahun 1947 sampai dengan 1960, dan gelombang 
keempat terjadi pada tahun 1967 sampai 1990an.7 

Pada masa pertengahan abad 20, gelombang imigran Muslim 
baru kembali berdatangan ke AS, dimana latar belakang politik dan 
ekonomi yang menjadi dasar mereka berimigrasi ke negara adidaya 
tersebut. Mereka ini terdiri atas orang-orang yang berasal dari  
Palestina, Mesir, Syria, Eropa Timur dan beberapa negara Muslim 
lainnya dimana mereka mendapat tekanan dari rezim penguasa 
yang sedang memerintah atau negara yang sedang dilanda konflik. 
Kedatangan mereka ke AS salah satu tujuannya untuk mendapatkan 
kebebasan berpolitik di negara besar tersebut.8  

Kebanyakan, para imigran ini kemudian mendiami beberapa 
wilayah seperti di kota-kota industri yaitu Michigan City, Michigan, 
Detroit, dan Cedar Rapids di Iowa, dimana terdapat sebuah masjid 

6 John L. Esposito dan Emad El-Din Shahin, The Oxford Handbook of Islam and 
Politics (New York : Oxford University Press, 2013) h. 264.

7 Faisal Ismail, Perkembangan Islam di Amerika Serikat, Al-Jamiah No. 42 tahun 
1990, h. 89-90. 

8 Faisal Ismail, Perkembangan Islam di Amerika Serikat, Al-Jamiah No. 42 tahun 
1990, h. 90. 
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tertua di AS. Di bagian barat seperti California, imigran dari Asia 
Selatan berusaha untuk mencari peluang baru dalam ekonomi, 
dan begitu seterusnya gelombang imigran berdatangan sampai 
disahkannya sebuah undang-undang pembatasan imigran yang 
berasal dari negara-negara non kulit putih selama 4 dekade (40 
tahun) dimulai sejak tahun 1925. Efek dari imigrasi ini kemudian 
menghasilkan proses asimilasi dimana banyak diantara mereka ada 
yang mengubah namanya dan menghentikan kegiatan keagamaannya 
(baca : ibadah) terutama di kalangan imigran gelombang kedua dan 
ketiga. Para imigran juga aktif dalam membantu warga dan militer 
AS ketika terjadi perang dunia kedua.9 Proses asimilasi ini wajar 
terjadi sebagai cara para imigran untuk bisa beradaptasi dengan 
situasi dan penduduk setempat. Namun dalam hal mereka berhenti 
beribadah bisa saja telah ada yang berpindah agama (murtad) dalam 
proses tersebut.   

Sementara itu, pengalaman orang Afro-Amerika dengan Islam 
pada paruh pertama abad ke-20 sangat berbeda dari komunitas 
imigran lainnya. Terus mendapatkan dampak diskriminasi dan 
ketidaksetaraan yang terlembagakan bahkan selama beberapa 
dasawarsa pasca penghapusan perbudakan. Mereka tidak 
mendapatkan kesempatan ekonomi yang sama, dan oleh karena 
itu tidak memiliki visi yang sama tentang mimpi Amerika seperti 
yang dimiliki imigran dari kawasan lain. Sebaliknya, populasi Afro-
Amerika terlibat dalam perjuangan hak-hak sipil dan dalam gerakan 
tersebut Islam memainkan peran penting sebagai kekuatan politik, 
budaya, dan spiritual. Pertemuan awal dengan Islam di komunitas 
Afro-Amerika melalui organisasi tertentu, seperti Nation of Islam. 
Karena perbedaan doktrinal mendasar, gerakan ini dianggap 
membingungkan dengan Islam tradisional, namun berfungsi sebagai 
batu loncatan penting bagi banyak orang Afro-Amerika yang beralih 
ke arus utama Islam Sunni.10 

Di bawah kepemimpinan Elijah Muhammad, Nation of Islam 
mendirikan sejumlah institusi penting yang menangani kebutuhan 

9 John L. Esposito dan Emad El-Din Shahin, The Oxford Handbook of Islam and 
Politics (New York : Oxford University Press,2013) h. 265.

10 John L. Esposito dan Emad El-Din Shahin, The Oxford Handbook of Islam and 
Politics…h. 265.
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masyarakat, termasuk sekolah, pusat kebudayaan, dan organisasi 
layanan sosial. Lembaga ini juga berfokus pada tuntutan politik 
komunitas Muslim Afro-Amerika yang sedang tumbuh, dengan 
menciptakan jalan keluar untuk perubahan, daripada mendorong 
partisipasi politik langsung. Malcolm X (kemudian, El-Hajj Malik El-
Shabazz) adalah salah satu tokoh paling menonjol dalam kelompok 
Muslim Afro-Amerika yang secara eksklusif mengarusutamakan 
Islam. El-Shabazz terus menjadi suara yang kuat untuk hak-hak 
kelompok Afrika-Amerika dalam konteks gerakan Nasionalis Hitam 
yang lebih besar, namun mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip 
Islam tradisional, seperti kesetaraan universal, dalam pesannya. 
Kepergiannya dari Nation of Islam dan menyatu kepada Islam 
tradisional pada pertengahan 1960an memberi isyarat transisi penting 
dalam sejarah Islam di Amerika.11

B. Perkembangan Islam di Amerika Serikat
Pada perkembangan selanjutnya sekitar tahun 1960-an, 

organisasi-organisasi yang mewadahi umat Islam di negara ini 
bermunculan. Tragedi pembunuhan El-Shabazz pada tahun 1965 
membawa dampak pada dua konstituen komunitas Muslim Amerika, 
yaitu komponen asli dan imigran, mengantarkan era baru Islam 
di Amerika, yang menampilkan peningkatan dan interaksi antara 
masyarakat dan apresiasi yang lebih besar terhadap keragaman 
budaya mereka. Kemudian pada tahun yang sama, Pemerintahan 
Lyndon Johnson (presiden ke 36 Amerika Serikat) mencabut 
kuota imigrasi yang sudah berlangsung lama, membuka jalan bagi 
peningkatan migrasi ke Amerika Serikat dari negara-negara dengan 
populasi Muslim yang besar. Mungkin lebih penting lagi, gelombang 
imigrasi ini tampil secara kualitatif berbeda dari era sebelumnya. Baik 
di komunitas pribumi maupun imigran, identitas Muslim Amerika 
kontemporer sebagian besar merupakan produk dari perkembangan 
signifikan yang dimulai pada akhir 1960an.12

11 John L. Esposito dan Emad El-Din Shahin, The Oxford Handbook of Islam and 
Politics…h. 265.

12  John L. Esposito dan Emad El-Din Shahin, The Oxford Handbook of Islam and 
Politics…h.266.
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Pasca meninggalnya Elijah Muhammad, muncul pula Warith 
Deen yang tidak lain adalah putra Elijah Muhammad sendiri yang 
melakukan redefenisi dan koreksi terhadap ajaran ayahnya yang 
dipandang tidak selaras dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. 
Salah satu koreksinya adalah bahwa tidak benar jika ayahnya adalah 
utusan Tuhan atau rasul. Deen kemudian merubah fokus gerakan 
organisasinya dari Islam Nasionalis Hitam menjadi salah satu bagian 
dari Kelompok Sunni. Deen yang mendalami al-Qur’an, bahasa 
Arab dan hukum Islam dianggap sebagai pembaharu dan pejuang 
yang senantiasa mengupayakan bagi pengakuan dan pertumbuhan 
eksistensi komunitas Muslim di Amerika Serikat. Upaya Warith 
Deen membawa hubungan organisasinya yang baik dan kuat dengan 
kelompok-kelompok Muslim lainnya, membawa dirinya mendapat 
pengakuan sebagai pemimpin Islam yang baik di AS maupun di mata 
internasional. Deen diberikan hak istimewa untuk mengeluarkan 
keterangan bagi muslim Afro-Amerika yang akan melakukan 
ibadah haji. Oleh negara-negara di Timur Tengah diangkat sebagai 
konsultan dan orang yang dipercaya menyalurkan bantuan dana 
bagi kelompok-kelompok Islam di AS untuk menunjang kegiatan-
kegiatan ke-Islaman yang dilakukannya.13 

Peran Warith Deen, meski kurang terlihat di media, tidak 
diragukan lagi menjadi sosok yang sangat menentukan bagi 
masyarakat kulit hitam itu sendiri. Sebagian besar usaha Deen 
ditujukan untuk mengembalikan Muslim Afro-Amerika di dalam 
ummah, atau komunitas Islam dunia. Tujuan ini menghasilkan 
pergeseran menuju doktrin Islam Sunni ortodoks. Kuil diubah 
namanya menjadi masjid; menteri menjadi imam. Praktek puasa 
selama bulan Ramadhan dihidupkan kembali sesuai dengan kalender 
bulan, seperti tradisi sholat lima kali sehari. Untuk mencegah ideologi 
rasis dari Nation of Islam yang berlebihan, Warith Deen membuka di 
setiap masjid organisasi tersebut kepada semua Muslim, terlepas 
dari warna kulitnya. Dia juga mengubah sikapnya terhadap Amerika 
Serikat, dengan alasan integrasi orang-orang Afrika Amerika ke 
dalam masyarakat nasional dan bukan pendirian negara yang 

13 Faisal Ismail, Perkembangan Islam di Amerika Serikat, Al-Jamiah No. 42 tahun 
1990, h. 91-92.
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terpisah. Sikap baru ini tercermin dalam perubahan nama gerakan 
yang secara berurutan yaitu: Komunitas Al-Islam Sedunia 1976 di 
Barat menjadi Misi Muslim Amerika pada tahun 1981, dan Komunitas 
Muslim Amerika pada tahun 1990. Saat ini, gerakan Deen sangat 
terdesentralisasi; Setiap masjid yang berafiliasi dengan organisasi 
ini menikmati banyak otonomi. Pada tahun 2002, nama organisasi 
tersebut diubah sekali lagi menjadi American Society of Muslims. Pada 
bulan September, 2003, Warith Deen Mohammed mengundurkan 
diri sebagai kepala gerakan; Sejak saat itu, gerakan tersebut tidak 
memiliki kepemimpinan terpusat. Keputusan Mohammed menjadi 
kejutan kecil dari seorang pemimpin yang selalu menganjurkan 
masyarakat lokal untuk memimpin gerakan tersebut.14

Pada masa ini pula para imigran mulai kembali berdatangan 
(tahun 1965) selama dibawah pemerintahan Johnson. Pada periode 
ini, Amerika Serikat melonggarkan kebijakan kuota, dan imigrasi 
tidak lagi tunduk pada standar kuota dan batas negara yang ketat. 
Pelonggaran pembatasan ini memungkinkan Muslim berkualifikasi 
tinggi dari Afrika dan Asia untuk memasuki negara tersebut dalam 
jumlah besar. Tren imigrasi ini terus berlanjut, dan perkiraan sebelum 
peristiwa 11 September jumlah imigran yang datang dari Timur 
Tengah dan Afrika sebesar 35.000 orang per tahun. Setiap krisis besar 
di dunia Muslim berdampak pada terjadinya perpindahan penduduk 
ke Amerika Serikat seperti Perang Enam Hari tahun 1967, Revolusi 
Iran tahun 1979, masalah di Lebanon dan Pakistan dan, konflik-
konflik lainnya di Afghanistan, Bosnia, dan Kosovo dan sebagainya.15

Meskipun kehadiran Muslim yang sudah berlangsung lama di 
Amerika Serikat, visibilitas Islam di masyarakat Amerika adalah 
fenomena yang relatif baru, akibat dinamisme religius dari dua 
gelombang imigran terbaru. Para imigran Muslim pada bagian 
pertama abad ke-20 lebih peduli dengan membela berbagai ideologi 
sekuler daripada mempromosikan Islam. Pada periode ini, dunia 
Arab-Muslim memperjuangkan kemerdekaannya dari Barat dengan 
meminjam ideologi dominan Barat: nasionalisme dan sosialisme. 

14 Jocelyne Cesari, When Islam and Democracy  Meet : Muslim in Europe And 
United States (New York : Palgrave Macmillan,2004) h. 26.

15 Jocelyne Cesari, When Islam and Democracy Meet : Muslim in Europe And 
United State…h. 17. 
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Namun, sejak tahun 1970an, pendatang baru, terutama yang berasal 
dari anak benua India, telah memasukkan diri mereka ke dalam 
kegiatan keagamaan dalam segala hal: pembangunan masjid dan 
madrasah, menerbitkan literatur agama, dan terlibat dalam upaya 
melobi. Pada tahun 1990-an, lebih dari 2.300 institusi Islam terhitung 
bermunculan di Amerika Serikat, dimana 1.500 adalah masjid atau 
pusat Islam. Masyarakat Amerika sedang menjalani proses Islamisasi 
yang definitif dan terlihat, dan penilaian terhadap situasi minoritas 
Muslim di masyarakat non-Muslim memang mulai terbentuk.16

Munculnya Islam setelah tahun 1965 tidak menimbulkan 
permusuhan atau kejutan nyata dari masyarakat Amerika, sejak 
awal ia membentuk dirinya dalam konteks normal inklusivitas AS 
terhadap kelompok baru, dalam kerangka agama sipil Amerika. 
Islam memang menjadi objek perhatian internasional setelah krisis 
penyanderaan tahun 1980 di Kedutaan Besar Amerika di Teheran, 
namun tetap ada perbedaan antara Muslim di Amerika Serikat dan 
Muslim di luar negeri, sebuah perbedaan yang memiliki efek positif 
pada konstruksi identitas minoritas Islam Bahkan hukum antiteroris 
tahun 1996 tidak banyak menghambat perkembangan ini. Disosiasi 
agenda politik domestik dan internasional ini telah diubah secara 
mendalam, bagaimanapun, oleh peristiwa 11 September. Sejak saat 
itu, umat Islam yang tinggal di tanah Amerika telah menjadi korban 
pengawasan dan kecurigaan sebagai bagian dari "War on Terror." 
Orang-orang Muslim di Eropa sudah cukup mengenal persepsi 
tentang Islam di dalam negeri (khususnya Perancis), jauh sebelum 
11 September. Gagasan tentang kolusi antara musuh di luar dan di 
dalam digambarkan dengan sempurna oleh penciptaan "Vigipirate" 
setelah pemboman kereta bawah tanah Paris tahun 1995, dikaitkan 
dengan Kelompok Islam Bersenjata Aljazair (GIA). Konsekuensi 
budaya untuk tindakan pengamanan ini adalah kecurigaan umum 
terhadap semua bentuk religiusitas Islam, terutama bila berasal 
dari kaum muda pinggiran kota yang miskin. Memahami kondisi 
umat Islam di Barat berarti mempertimbangkan konteks politik dan 
budaya masing-masing negara Barat masing-masing, dan untuk 

16 Jocelyne Cesari, When Islam and Democracy Meet : Muslim in Europe And 
United State (New York : Palgrave Macmillan,2004) h. 17.
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menunjukkan bagaimana konteks ini bertindak atas identitas, praktik, 
dan tindakan kolektif umat Islam. Dengan demikian, berbagai bentuk 
nasionalisme dan sekularisme di Eropa dan Amerika Serikat juga 
merupakan faktor penting dalam evolusi budaya Muslim.17

Selanjutnya terjadi perkembangan yang penting dalam 
masyarakat imigran baru. Setelah menetap di Amerika Utara dan 
menikmati kesuksesan profesional yang cukup besar, masyarakat 
mulai membentuk institusi permanen yang sepadan dengan 
kehadirannya di kehidupan Amerika. Dari MSA (Moslem Students 
Assosiation), sebuah organisasi yang melayani kebutuhan siswa saat 
mereka menempuh pendidikan mereka, terbentuk pula Masyarakat 
Islam Amerika Utara (ISNA), sebuah organisasi nasional yang 
mencakup masjid, pusat komunitas, asosiasi profesional, institusi 
pendidikan, dan kelompok pendukung keluarga.  Selain itu, ISNA 
mempertahankan American Islamic Trust (NAIT) Amerika Utara, 
sebuah institusi yang memberikan dukungan finansial untuk proyek-
proyek Islam di seluruh Amerika Serikat dan Kanada. Periode ini 
menampilkan ledakan jumlah masjid dan pusat-pusat Islam dan 
transisi yang signifikan dari penggunaan properti komersial dan 
rumah-rumah pribadi ke struktur bebas yang dibangun untuk 
tujuan melayani kebutuhan religius dan sosial masyarakat. Hal 
lain dari periode ini adalah pendirian institusi pendidikan Islam 
di seluruh negeri. Lebih dari dua ratus sekolah Islam penuh waktu 
mendidik ribuan anak Muslim, namun tanda lain bahwa komunitas 
imigran tersebut meninggalkan "Myth of Return", yaitu konsepsi 
Amerika sebagai tempat mencari nafkah sementara untuk jalan 
menuju kembali ke tanah airnya. Sebagai gantinya, masyarakat 
mulai berinvestasi di masa depan anak-anak kelahiran Amerika 
dan penanaman identitas Islam selaras dengan nilai-nilai Amerika.18

Muslim  Student  Association  (MSA) ini  didirikan pada  
tahun 1963 di kampus  Universitas Illinois setelah  sebelumnya 
mengalami proses yang cukup panjang  bagi pembentukannya. 
Tujuan pokok organisasi ini ialah untuk membina dan menyatukan 

17 Jocelyne Cesari, When Islam and Democracy Meet : Muslim in Europe And 
United State.........h.17-18….Vigipirate adalah kebijakan anti terorisme Perancis. 

18 John L. Esposito dan Emad El-Din Shahin, The Oxford Handbook of Islam and 
Politics (New York : Oxford University Press, 2013) h. 267.
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mahasiswa-mahasiswa Islam, menyebarluaskan pengetahuan  
tentang Islam dan mendirikan  lembaga-lembaga Islam, yang 
kesemuanya dimaksudkan untuk memperkenalkan dan 
menyebarkan doktrin-doktrin Islam agar lebih dikenal  dalam 
masyarakat.  MSA ini  telah  berhasil   mengkoordinasi  beberapa 
organisasi profesi seperti Himpunan  Ahli Medis Islam, Himpunan  
Ilmuan dan  Insinyur Muslim dan Asosiasi Ilmuan  Sosial Islam. 
Organisasi ini  juga dibentuk  di banyak  universitas di Amerika.  
Di Universitas  Columbia,  New  York,  misalnya,  MSA  diberikan 
hak untuk menempati kantomya  di Earl Hall berdampingan 
dengan kantor-kantor organisasi mahasiswa Kristen dan Yahudi. 
Keberadaan MSA di Universitas Columbia sangat bermanfaat karena 
organisasi inilah yang mengkoordinasi penyelenggaraan shalat 
Jum'at dan shalat Idul Fitri/Adha bagi mahasiswa dan masyarakat 
Muslim  sekitar kampus. MSA diberikan  hak untuk menggunakan  
sebuah  ruangan  di  Earl  Hall  untuk penyelenggaraan  shalat 
Jum'at  dan  pengajian  (Qur'anic  session).  Sehabis shalat  Jum'at, 
informasi-informasi tentang  kegiatan  Islam  disampaikan oleh  
pengurus  MSA  kepada jama'ah sehingga jama'ah  mengetahui 
- jika mungkin mengikuti  atau berpartisipasi  dalam kegiatan  
tersebut, ceramah-ceramah tentang  Islam sering diadakan oleh 
MSA, misalnya  tentang pergolakan di Tepi Barat dan Jalur 
Gaza yang memang  menjadi topik  hangat pada bulan  Mei 1988.  
MSA  di Universitas Columbia  menghimpun mahasiswa  Islam 
dari berbagai  kebangsaan  seperti Mesir,  Irak,  Pakistan, India,  
Malaysia  dan  Indonesia. Mereka bekerja sama untuk kepentingan 
Islam di tengah-tengah rnasyarakat yang mayoritas  Kristen.19

Organisasi Islam  lainnya  yang juga  banyak  melakukan 
aktivitas adalah The Islamic Society  of North  America (Masyarakat 
Islam  Amerika Utara). Perhatian  utama dari organisasi ini ialah 
mengabdikan dirinya  kepada  penyebarluasan Islam di AS, 
berkonsentrasi pada proyek-proyek seperti pembangunan  
masjid di beberapa universitas  di  AS.  Organisasi ini juga 
menaruh perhatian  kepada pembinaan  mahasiswa Islam yang 

19 Faisal Ismail, Perkembangan Islam di Amerika Serikat, Al-Jamiah No. 42 tahun 
1990, h. 93-94.
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semakin banyak jumlahnya  di  berbagai  universitas di  AS  
dengan memberikan bimbingan sebagai bekal untuk bekerja 
di negara  mereka  masing-masing apabila telah menyelesaikan 
pendidikannya di AS.20

Perkembangan Islam di AS menunjukkan kemajuan yang sangat 
pesat, terlepas dari masalah keminoritasan yang dialami oleh kaum 
Muslimin. Kebebasan memeluk agama, berserikat dan berkumpul 
agak memudahkan bagi pemeluk Islam dalam menjalankan 
ibadahnya, mempelajari agamanya, di satu sisi. Sementara di 
sisi lain, menjadi jalan untuk membentuk perkumpulan dalam 
memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat Islam di Negara 
ini, memperkenalkan “wajah” Islam dan menyebarkan ajaran-
ajarannya.

C. Islam Sebelum dan Setelah Tragedi 11 September 
2001
Muslim Amerika telah menjajaki kemungkinan memasuki 

wilayah publik sebagai konstituensi politik selama bertahun-tahun. 
Pada awal 1983, seorang pemimpin masyarakat visioner bernama 
Mohammad T. Mehdi mendirikan Dewan Nasional untuk urusan 
Islam di New York sebagai upaya mendorong umat Islam untuk 
berpartisipasi dalam politik Amerika. Di antara banyak prestasi 
Mehdi adalah berhasil untuk menempatkan simbol bulan sabit dan 
bintang, simbol budaya Islam, berdampingan dengan simbol Kristen 
dan Yahudi dalam dekorasi resmi di Gedung Putih dan World Trade 
Center (WTC). Namun secara internal, masyarakat yang lebih luas 
belum dapat merangkul gagasan partisipasi politik karena sejumlah 
alasan, termasuk kurangnya dukungan institusional dan pendidikan 
tentang kewarganegaraan, dan kemungkinan-kemungkinan Islam 
untuk berpartisipasi dalam sistem politik non-Muslim. Selain itu, 
urgensi keterlibatan dalam proses politik belum terlihat pada tahun 
1980-an, karena prioritas masyarakat berada dalam tugas ganda 
yaitu untuk mengembangkan institusi secara internal dan membantu 
perjuangan di luar negeri.21

20 Faisal Ismail, Perkembangan Islam di Amerika Serikat…….h. 94.
21 John L. Esposito dan Emad El-Din Shahin, The Oxford Handbook of Islam and 
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Terjadi perpecahan internal yang ada di dalam komunitas 
Muslim Amerika mengenai diizinkannya berpartisipasi dalam proses 
politik hampir hilang pada pertengahan tahun 1990-an. Namun 
demikian, pandangan dominan yang muncul dari perdebatan 
tersebut berpendapat bahwa keterlibatan sistem politik adalah cara 
yang paling efektif untuk membela hak masyarakat, memajukan 
kepentingannya, dan mengklaim tempatnya di dalam lanskap politik 
Amerika yang lebih luas, sehingga menghilangkan gagasan bahwa 
Muslim Amerika berdiri di garis depan sebuah pertempuran yang 
akan datang antara dunia Barat dan Islam.22

Namun, pada isu-isu kritis, menjadi jelas bahwa para pemimpin 
Muslim Amerika tidak memiliki pengalaman dan pengaruh politik 
untuk mewujudkan perubahan nyata. Terlepas dari seruan mereka 
agar Amerika Serikat mengambil pendekatan yang lebih intensif 
terhadap proses perdamaian di Timur Tengah, kebijakan luar negeri 
Amerika di wilayah ini terus berlanjut ke arah yang sama. Organisasi-
organisasi Islam ini menghadapi kritik dari dalam komunitasnya 
sendiri dan masyarakat luas. Secara internal, komunitas merasa 
frustrasi dengan kurangnya koordinasi di antara berbagai organisasi 
politik, terutama persepsi perpecahan di sepanjang garis etnis 
dan budaya. Mereka mengeritik di bidang politik dan media dan 
menuduh bahwa aktivisme politiknya mewakili kepentingan asing 
yang bertentangan dengan kebijakan AS. Pengkritik ini sering 
menggunakan latar belakang dan hubungan masa lalu dari banyak 
pemimpin Muslim sebagai bukti kesetiaan ganda mereka. Pada 
pertengahan 1990-an, sebuah tantangan baru akan segera mengubah 
lanskap aktivisme politik Muslim Amerika, membawa banyak 
kekhawatiran yang telah membara dibaliknya untuk beberapa lama.23

Peluang pengembangan Islam di AS memang cukup besar, 
namun, tantangan yang dihadapi umat Islam di AS jauh lebih besar 
dan nyata. Tantangan yang datang dari luar ialah falsafah negara 
AS itu sendiri yang menganut paham sekuler yang memisahkan 

Politics (New York : Oxford University Press,2013) h. 267-268. 
22 John L. Esposito dan Emad El-Din Shahin, The Oxford Handbook of Islam and 

Politics…h. 268. 
23 John L. Esposito dan Emad El-Din Shahin, The Oxford Handbook of Islam and 

Politic (New York : Oxford University Press, 2013) h. 269. 
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antara agama dengan urusan negara. Agama kemudian menjadi 
wilayah ‘privat’ atau hanya merupakan urusan pribadi. Filosofi 
individualistis ini bertentangan dengan filosofi yang dianut oleh 
masyarakat Muslim Amerika, dan juga Muslim di seluruh dunia yang 
lebih berorientasi kolektif, bahwa agama bukan hanya menyangkut 
urusan pribadi tapi juga publik secara keseluruhan. Inilah realita yang 
menghimpit umat Muslim di Amerika. Mereka harus menanggung 
beban sebagai kelompok masyarakat yang terus ditatap dengan 
penuh kecurigaan. Sehingga begitu ada pemicu, langsung berubah 
menjadi aksi teror yang nyata. Hal ini tentu saja terjadi karena 
ketidakpahaman mayoritas masyarakat non-Muslim AS mengenai 
Islam. Dan itu terjadi karena mereka amat minim menerima informasi 
tentang Islam.24 

Sebuah produk kebijakan yang disebut “Bukti Rahasia” (secret 
evidence) dirilis oleh pemerintah dimana melanggar hak-hak sipil 
warga negara terutama para imigran Muslim. Kebijakan ini adalah 
produk dari meningkatnya kekhawatiran atas serangan teroris 
di Amerika Serikat. Dalam wacana yang sedang berlangsung 
mengenai konfrontasi kekerasan antara dunia Barat dan Islam, 
komunitas Muslim minoritas di Eropa, Kanada, dan Amerika 
Serikat menjadi poin penting untuk kebijakan keamanan nasional. 
Peristiwa pemboman Kota Oklahoma tahun 1995, yang dilakukan 
oleh teroris domestik, Kongres mengeluarkan undang-undang 
antiterorisme yang berfokus terutama pada ancaman teroris yang 
dirasakan dari komunitas imigran. Mulai tahun 1996, pemerintah 
federal memprakarsai proses hukum terhadap sejumlah individu, 
menahan mereka tanpa batas waktu tanpa tuduhan dan atas dasar 
informasi yang tidak dapat mereka lihat atau hadapi di pengadilan. 
Secara keseluruhan, tiga puluh kasus “bukti rahasia” dibawa ke 
masyarakat di seluruh negeri. Hampir setiap kasus menargetkan 
seorang imigran Muslim, biasanya orang yang tinggal di Amerika 
Serikat selama bertahun-tahun dengan ikatan keluarga dan keluarga 
yang mapan.25

24 Indriana Kartini, Dinamika Minoritas Muslim di Amerika Serikat, Jurnal 
Penelitian Politik, Vol. 2 No. 1 tahun 2005, h. 101.

25 John L. Esposito dan Emad El-Din Shahin, The Oxford Handbook of Islam and 
Politic (New York : Oxford University Press, 2013) h.269. 
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Kebijakan ini mendapat perlawanan terutama di tingkat 
lokal, di mana masyarakat berkumpul mengenai kasus tertentu, 
merancang strategi untuk menentang penahanan di lingkungan 
peradilan, legislatif, dan publik. Para pemimpin Muslim Amerika 
berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan kasus bukti rahasia 
di komunitas lokal mereka, bergantung pada media berita untuk 
menyelidiki kebijakan baru tersebut dan memberikan gambaran 
kemanusiaan tentang para korban dan keluarga mereka. Menyadari 
bahwa masyarakat tidak dapat melakukan pertarungan hak-hak sipil 
ini sendiri, kelompok Muslim Amerika meminta bantuan organisasi 
lain, mulai dari kelompok agama konservatif hingga organisasi 
kebebasan sipil. Bersama-sama, koalisi ad hoc ini mengadakan kuliah 
informasi, mengadakan demonstrasi massa, dan bertemu dengan 
pejabat publik untuk meminta penyelidikan mengenai penggunaan 
bukti rahasia oleh Departemen Kehakiman dan mengajukan sebuah 
solusi legislatif untuk masalah tersebut. Mereka juga mempekerjakan 
pengacara imigrasi dan konstitusional terkemuka untuk menangani 
kasus di pengadilan. Perjuangan melawan bukti rahasia berpusat 
pada dua tema menyeluruh: keprihatinan konstitusional yang timbul 
dari taktik pemerintah dan pengkhususan untuk mengarahkan 
pelanggaran terhadap komunitas minoritas.26

Tidak lama sebelum perjuangan untuk mengakhiri penggunaan 
bukti rahasia dan membebaskan mereka yang ditahan di seluruh 
negeri menjadi kampanye nasional. Hampir semua organisasi politik 
Muslim Amerika memprioritaskan krisis hak-hak sipil yang dihadapi 
masyarakat, bergabung dengan hampir dua puluh kelompok agama 
dan kebebasan sipil terkemuka dalam hal yang kemudian dikenal 
sebagai Koalisi Nasional untuk Melindungi Kebebasan Politik 
(NCPPF). Organisasi baru ini mengambil strategi lokal tiga tingkat 
ke tingkat nasional, membangun momentum untuk mendidik 
masyarakat dan pembuat kebijakan mengenai masalah ini. Dua 
lusin surat kabar, termasuk New York Times dan Washington Post, 
menerbitkan editorial yang mengutuk penggunaan bukti rahasia. Di 
Dewan Perwakilan Rakyat, sebuah undang-undang untuk melarang 

26 John L. Esposito dan Emad El-Din Shahin, The Oxford Handbook of Islam and 
Politic…h. 269-270. 
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penggunaannya dalam proses pengadilan disponsori oleh beberapa 
sekutu kongres komunitas Muslim Amerika. Pada tahun 1999, 
undang-undang tersebut telah menerima lebih dari 130 sponsor, 
mewakili kedua partai politik tersebut. Di Komite Kehakiman DPR, 
sebuah sidang mengenai masalah ini diadakan, yang menampilkan 
kesaksian ahli hukum konstitusional dan korban bukti rahasia. RUU 
tersebut mengeluarkan sebuah suara komite dengan hitungan 28-2, 
membuka jalan untuk memberikan suara di tingkat DPR. Untuk 
bagian ini, pemerintah Clinton telah menanggapi kekhawatiran 
atas praktiknya dengan berjanji untuk meninjau kembali semua 
bukti rahasia masa depan di tingkat jaksa agung, dengan efektif 
menangguhkan praktik tersebut, karena tidak ada kasus baru 
yang diajukan setelah pengumuman tersebut. Pada awal tahun 
2000, Muslim Amerika akhirnya menjadi konstituen politik. Ujian 
utamanya terhadap aspirasi masyarakat Muslim di ranah publik 
adalah membuat hak-hak sipil tersebut menjadi isu nasional untuk 
mendapatkan perhatian dari para pembuat kebijakan di Washington. 
Dan bagi pemimpin kaum Muslim Amerika jika ingin memiliki posisi 
kuat dalam tawar-menawar dengan pemerintah, maka hak-hak sipil 
ini harus dimenangkan.27

 Pada kampanye calon presiden tahun 2000, para pemimpin 
organisasi politik Muslim Amerika berkumpul untuk memanfaatkan 
kekuatan pemilihan komunitas mereka, yang terdiri dari 6 juta warga 
negara, sesuai dengan catatan mereka sendiri. Dewan Koordinasi 
Politik Muslim Amerika (AMPCC), sebuah kelompok besar yang 
terdiri dari semua organisasi politik utama, mengeksplorasi 
kemungkinan untuk menunjukkan pertumbuhan dan kesatuan 
masyarakat dengan mendukung kandidat presiden dan mendorong 
semua Muslim Amerika untuk memberikan suara mereka 
untuk mendukungnya. Tujuan langsung untuk pemilihan jelas: 
mengembangkan konsensus internal mengenai isu-isu yang paling 
mendesak, melibatkan kandidat mengenai isu-isu tersebut, dan 
akhirnya mendukung orang yang paling responsif terhadap masalah 

27 John L. Esposito dan Emad El-Din Shahin, The Oxford Handbook of Islam and 
Politic (New York : Oxford University Press,2013) h. 270. 
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masyarakat.28

Hanya tinggal beberapa minggu sampai pemilihan tahun 2000, 
AMPCC membuat keputusan untuk mendukung kandidat Partai 
Republik George W. Bush untuk menjadi presiden. Kombinasi 
antara interaksi masyarakat dengan kandidat selama kampanye 
dan pemeriksaan ketat terhadap platform mereka masing-masing 
menjadikan Bush sebagai favorit di atas Al Gore, yang merupakan 
wakil presiden dan kandidat Demokrat. Apakah sebagai hasil dari 
mengambil suara Muslim Amerika untuk diberikan (karena mereka 
secara tradisional memilih Demokrat), atau karena keinginan untuk 
menghindari menghadapi masyarakat atas catatan hak sipil yang 
menyedihkan dari Clinton, Gore tetap tidak dapat diakses oleh 
komunitas Muslim Amerika selama durasi kampanye, berulang kali 
membatalkan acara terjadwal atau mengirim perwakilan tingkat 
rendah menggantikannya. Bush, di sisi lain, tidak hanya bertemu 
dengan Muslim Amerika tapi juga berusaha keras untuk berbicara 
dengan mereka selama kampanyenya berhenti. Pada awal Oktober, 
ketika Bush berdiri di hadapan negara tersebut selama debat 
kepresidenan kedua dan mengumumkan bukti rahasia sebagai 
bentuk rasis, dan mendukung untuk mengakhiri praktik tersebut, 
banyak Muslim Amerika percaya bahwa mereka telah menemukan 
seorang kandidat yang mengerti kekhawatiran mereka. Sementara 
itu, Gore hanya bisa mengumpulkan pernyataan serupa untuk 
menanggapi keesokan harinya. Sebagai anggota pemerintah yang 
bertanggung jawab atas fenomena bukti rahasia, para pemimpin 
Muslim Amerika berharap dia mengambil sikap yang lebih kuat 
dan mungkin segera mengambil tindakan untuk mengurangi 
pelanggaran dalam sistem peradilan. Berbagai jajak pendapat 
menunjukkan bahwa pemungutan suara Muslim Amerika untuk 
Bush berkisar antara 70 sampai 80 persen.29

Untuk paruh pertama tahun 2001, komunitas Muslim Amerika 
telah mencapai puncak pemberdayaan politiknya. Terakhir korban 
bukti rahasia dibebaskan pada bulan Desember 2000, menyusul 

28 John L. Esposito dan Emad El-Din Shahin, The Oxford Handbook of Islam and 
Politic……h. 271. 

29 John L. Esposito dan Emad El-Din Shahin, The Oxford Handbook of Islam and 
Politic……h. 271. 
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sebuah kemenangan di pengadilan dan upaya kesebelas jam 
yang tidak berhasil oleh pejabat pemerintah untuk menghalangi 
pembebasannya dengan mengajukan banding ke Jaksa Agung. 
Pemerintahan yang baru berharap dapat membangun hubungan kerja 
yang kuat dengan kepemimpinan Muslim Amerika, mengundang 
perwakilan dari semua organisasi besar ke beberapa pertemuan 
tingkat tinggi di Washington. Seorang anggota komunitas, Suheil 
Khan, ditunjuk sebagai penghubung umum Gedung Putih untuk 
membantu mengkoordinasikan kegiatan dengan Muslim Amerika. 
Bersama dengan kelompok Kristen dan Yahudi, organisasi Muslim 
diminta untuk berpartisipasi dalam Inisiatif Berbasis Masyarakat 
yang dibentuk pemerintahan Bush yaitu sebuah program pemerintah 
yang dirancang untuk menyediakan dana bagi kelompok-kelompok 
keagamaan yang tidak menjalankan pelayanan sosial di komunitas 
lokal mereka. Akhirnya, the Secret Evidence Repeal Act diperkenalkan 
kembali di sesi baru Kongres dan pada akhir musim panas telah 
mendapatkan kembali momentumnya. Pengumuman dari Gedung 
Putih yang mendukung perilisannya dijadwalkan pada tanggal 
11 September 2001. Tapi takdir berkata lain, peristiwa pagi hari 
secara dramatis akan mengubah lanskap politik di Amerika Serikat 
dan mengkonfigurasi ulang tempat dan posisi komunitas Muslim 
Amerika di dalamnya.30

Akibat dari tragedi 9/11, umat Muslim menjadi sasaran 
kemarahan warga AS, mengingat pelaku penyerangan gedung 
WTC dan Pentagon pada 11 September 2001 disinyalir dilakukan 
oleh kelompok al-Qaida pimpinan Osama bin Laden yang beragama 
Islam. Sebagai respon atas tragedi tersebut, pemerintah AS langsung 
mengeluarkan kebijakan domestik yang dirasakan merugikan 
warga minoritas Muslim. Pada 26 Oktober 2001, Presiden Bush 
mengeluarkan kebijakan “the USA PATRIOT Act” (the Uniting and 
Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to 
Intercept and Obstruct Terrorism Act) yang memberi wewenang kepada 
lembaga eksekutif untuk menahan imigran (yang dicurigai terlibat 
aksi teroris) dalam jangka waktu lama bahkan tak terbatas. Pada 4 

30 John L. Esposito dan Emad El-Din Shahin, The Oxford Handbook of Islam and 
Politic…h. 272.
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Desember 2001, pemerintah AS juga menutup beberapa lembaga amal 
Muslim dan membekukan asetnya seperti the Holy Land Foundation 
for Relief and Development (HLF), Global Relief Foundation (GRF) dan 
Benevolence International Foundation (BIF) serta tuduhan menyalurkan 
dana kepada kelompok HAMAS Palestina.31

Kebijakan pemerintah AS untuk membatasi hak-hak sipil 
warga Muslim ternyata didukung pula oleh mayoritas warga AS. 
Berdasarkan hasil polling di AS menunjukkan bahwa 44 persen 
responden menginginkan adanya pembatasan dalam sejumlah 
hak-hak sipil warga Muslim Amerika, 48 persen responden malah 
menginginkan pembatasan itu dilakukan dalam semua aspek. Selain 
itu, 27 persen responden menyatakan setuju apabila warga Muslim 
diharuskan melaporkan di mana ia tinggal pada pemerintah federal. 
Sekitar 22 persen mendukung adanya penyelidikan tentang asal-asul 
warga Muslim untuk mengindentifikasi potensi ancaman serangan 
teroris, dan 29 persen responden berpendapat perlu adanya agen-
agen yang menyamar yang masuk ke dalam komunitas Muslim, 
serta pembentukan organisasi-organisasi yang secara sukarela 
memantau aktivitas dan penggalangan dana oleh warga Muslim.32 
Situasi yang dihadapi oleh masyarakat Muslim Amerika baik sebelum 
dan setelah peristiwa 11 September 2001, tidaklah jauh berbeda. Jika 
sebelumnya kaum Muslimin Amerika dipersulit dengan kebijakan 
secret evidence, maka setelahnya justru berlaku peraturan yang 
sama tetapi beda nama. Namun perlakuan terhadap kaum Muslim 
kali jauh lebih parah, bahkan menghasilkan “Islamophobia” yang 
menjadikan Islam identik dengan teror/is. Orang Islam dengan 
simbol-simbol keagamaannya bahkan dari wajahnya saja, orang 
Amerika non Muslim bisa melaporkan ke pihak berwenang dan 
bahkan pemerintahnya sendiri bisa langsung menangkap orang 
tersebut. 

Retorika anti-Muslim di kalangan tokoh masyarakat Amerika 
jauh lebih jelas daripada sebelum 11 September. Serangan terhadap 
Islam oleh orang-orang Kristen fundamentalis dan evangelis 

31 Indriana Kartini, Dinamika Minoritas Muslim di Amerika Serikat, Jurnal 
Penelitian Politik, Vol. 2 No. 1 tahun 2005,h. 103. 

32 Indriana Kartini, Dinamika Minoritas Muslim di Amerika Serikat….h.103. 
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terkemuka - memanggil Islam sebagai Antikristus - telah semakin 
terlihat dan semakin ganas, sejak 11 September. Menurut sebuah 
survei tahun 2003, 77 persen dari semua pemimpin Kristen penginjil 
memiliki citra negatif tentang Islam dan menganggapnya sebagai ciri 
khas kekerasan. Pada saat yang sama, bagaimanapun, orang-orang 
yang sama ini siap untuk menerima umat Islam ke dalam komunitas 
Amerika, dan 79 persen dari mereka menganggapnya sangat 
penting untuk melindungi hak-hak Muslim. Namun kontradiksi 
ini tetap sesuai dengan pola nasional, di mana pendapat umum 
tentang Islam disandingkan dengan penerimaan terhadap individu 
Muslim. Kontradiksi ini terkait dengan fakta bahwa retorika anti-
Islam menyangkut dirinya sendiri terutama dengan prinsip dan 
nilai religius: pada intinya, di bidang filsafat atau teologi. Tapi ini 
jarang menyentuh pertanyaan tentang prasangka rasial dan etnik 
yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari umat Islam. Dengan kata 
lain, meskipun wacana populer saat ini mungkin sangat bermusuhan 
dengan Islam, mereka yang percaya pada wacana ini tidak harus juga 
menyetujui diskriminasi terhadap orang Arab, Asia, atau kulit hitam. 
Hal ini dijelaskan sebagian oleh fakta bahwa persepsi standar umat 
Islam ditentukan secara etnis. Muslim pada umumnya dianggap 
sebagai anggota etnis minoritas (Arab, Asia, Latin, dll) dan bukan 
sebagai utusan agama dunia.33

D. Kebijakan Pemerintah terhadap Umat Islam di AS
Tahun 2008 merupakan masa terpilihnya seorang Barrack 

Obama, presiden kulit hitam pertama dalam sejarah Amerika Serikat. 
Obama cenderung mengedepankan sikap yang lebih halus kepada 
masyarakat Muslim Amerika. Selain itu di dalam tim penasehatnya 
ada seorang perempuan Muslim yang selalu memberikan saran-saran 
dalam hal yang terkait dengan Islam (Muslim). Obama memiliki 
sikap yang bertolak belakang dengan George W. Bush terutama 
terkait dengan peristiwa 9 September 2001. Jika Bush memiliki 
kebijakan War on Terror yang berdampak negatif terhadap umat 
Muslim dan negara-negara yang mayoritas Muslim, Obama justru 

33 Jocelyne Cesari, When Islam and Democracy Meet : Muslim in Europe And 
United State (New York : Palgrave Macmillan, 2004) h. 40. 
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sebaliknya memperlihatkan sikap yang bersahabat dan membangun 
hubungan yang baik dengan komunitas dan negara Muslim dan ini 
bertentangan dengan sikap umum masyarakat AS yang memiliki 
pandangan negatif terhadap Islam dan umat Muslim umumnya. 

Bush juga mengeluarkan kebijakan Patriot Act (telah dijelaskan 
sebelumnya) yang memungkinkan Negara untuk menahan imigran 
Muslim dan menahannya tanpa batas waktu dan seterusnya 
yang mengancam kebebasan sipil masyarakat. Sementara Obama 
mengeluarkan kebijakan Freedom Act yaitu dimana pengawasan 
terhadap masyarakat itu masih tetap dijalankan, tetapi lebih 
menerapkan hak-hak dan kebebasan individu. Penangkapan yang 
sebelumnya selalu dilakukan tanpa surat pertintah, kini harus 
mendapatkan surat perintah dan dengan bukti yang jelas, bukan 
menangkap berdasarkan prasangka karena ras, etnis, dan agama.34

Berdasarkan Freedom Act ini Badan intelejen seperti NSA (National 
Security Agency) secara resmi mengakhiri kegiatan memata-matai 
pengguna ponsel Amerika Serikat secara semena-mena. NSA harus 
melewati beberapa rintangan tambahan untuk bisa mengakses catatan 
telepon pengguna ponsel di AS. Meskipun informasi yang selama ini 
disadap NSA dari ponsel tidak termasuk isi dari panggilan telepon, 
catatan, seperti siapa dan kapan, namun cukup untuk menyusun 
kehidupan pribadi seseorang. Kongres meloloskan AS Freedom 
Act memungkinkan NSA untuk terus menggali ke dalam catatan 
panggilan telepon warga Amerika, tetapi dengan batasan tertentu. 
Badan intelijen tersebut harus mendapatkan perintah pengadilan 
sebelum meminta perusahaan telekomunikasi untuk metadata dan 
hanya meminta rekening yang berkaitan dengan investigasi khusus. 
Hal ini merupakan kebalikan dari kebijakan sebelumnya yang bisa 
mencegat setiap potongan dari data kapanpun diperlukan. Setiap 
perintah berlaku hingga enam bulan. Dengan kata lain, perusahaan 
telepon menyimpan catatan telepon pengguna dan NSA harus 
meminta dengan baik data tersebut, tidak otomatis mengambil 
semua data tersebut secara langsung sebagaimana berlaku selama 
ini. Selain itu, pengadilan tidak hanya meneliti permintaan untuk 

34 Nurul Annisa, Upaya Barack Obama Dalam Mengatasi Citra Buruk Amerika 
Serikat Di Dunia Islam Akibat Islamophobia di Amerika Serikat, Skripsi, Jurusan Hubungan 
Internasional Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h. 86.   



213ISLAM DI AMERIKA SERIKAT

metadata dari pihak pemerintah AS, tetapi dalam keadaan tertentu 
akan meminta advokat menyajikan sudut pandang dari mereka yang 
dimata-matai.35

Bush secara tak langsung menunjukkan sikap Islamophobia 
dalam menerapkan kebijakannya untuk memerangi terorisme 
pasca peristiwa 11 September. Berbeda dengan Obama yang justru 
menunjukkan sikap menolak Islamophobia, dalam beberapa 
pidatonya, beliau menyampaikan pesan-pesan eksplisit yang 
menolak sikap Islamophobia dalam perpolitikan dan meminta 
kepada seluruh warga masyarakat untuk saling menghormati antar 
agama lain termasuk kepada Islam. Ketika melakukan wawancara 
pertamanya di Uni Emirat Arab, pada tanggal 26 Januari 2009, Obama 
mengatakan bahwa Amerika Serikat bukanlah musuh Islam dan 
penting untuk membangun kerjasama untuk melawan terorisme 
yang mengatasnamakan Islam.36 

Obama juga melakukan pendekatan terhadap kaum Muslim 
dan negara Islam dengan mengunjungi beberapa masjid seperti di 
Maryland dan berkunjung ke Malaysia dan Indonesia termasuk ke 
masjid-masjidnya. Pada tahun 2013, pihak berwenang di Amerika 
Serikat menerapkan kebijakan unik dalam rangka menghormati 
umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Cara unik 
dalam menghormati umat Muslim menjalankan ibadah di bulan suci 
Ramadan baru-baru ini ditunjukkan Badan Keamanan Transportasi 
Amerika Serikat (TSA). Otoritas itu mengimbau seluruh petugas 
dan pengunjung yang ingin bepergian –bandara pada umumnya, 
supaya tidak kaget dan bertindak biasa saja saat melihat aktivitas 
umat Muslim ibadah selama Ramadhan di bandara. Hal serupa juga 
telah disampaikan TSA pada para pekerja bandara dan maskapai 
penerbangan. Diberitakan US News, TSA mengeluarkan maklumat 
yang berisikan praktik ibadah umat Muslim yang mungkin dilakukan 
di bandara seperti berwudhu di bandara, shalat dan mengaji baik di 

35 Nurul Annisa, Upaya Barack Obama Dalam Mengatasi Citra Buruk Amerika 
Serikat Di Dunia Islam Akibat Islamophobia di Amerika Serikat….h. 86-87.

36 Nurul Annisa, Upaya Barack Obama Dalam Mengatasi Citra Buruk Amerika 
Serikat Di Dunia Islam Akibat Islamophobia di Amerika Serikat, Skripsi, Jurusan Hubungan 
Internasional Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h. 91.
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pesawat maupun di bandara.37 
Efek dari kebijakan-kebijakan Obama tersebut membuat 

persepsi masyarakat terkait dengan Islamophobia secara perlahan 
mulai menunjukkan sikap yang lebih bersahabat. Justru membuat 
masyarakat Amerika non Muslim mulai mempelajari Islam 
bahkan hal ini terjadi pada pasca 11 September terjadi. Di satu sisi 
memunculkan kebencian tetapi di sisi lain menimbulkan rasa ingin 
tahu masyarakat Amerika secara umum tentang Islam.

Tahun 2016 merupakan masa berakhirnya dua periode 
pemerintahan Obama yang digantikan oleh presiden terpilih Donald 
Trump yang diketahui oleh masyarakat dunia sebagai seorang 
pengusaha sukses dan terkenal pula sebagai penyelenggara kontes 
wanita cantik sejagat Miss Universe. Pada masa kampanyenya, Trump 
sudah menyampaikan pesan-pesan yang terkesan memberikan 
gambaran sikap yang anti-Islam.

Pasca dilantik sebagai presiden, Trump telah menandatangani 10 
perintah eksekutif (executive order) salah satunya melarang untuk 
mengeluarkan visa bagi 7 negara Islam yaitu Irak, Iran, Suriah, Libya, 
Yaman, Sudan, dan Somalia. Trump diduga akan memerintahkan 
pelarangan penerimaan pengungsi ke AS selama beberapa 
bulan, kecuali bagi mereka yang melarikan diri dari penyesahan 
(persecution) agama minoritas. Dalam pidatonya sesaat setelah 
dilantik, Trump mengeluarkan pernyataan : “Kita akan menguatkan 
sekutu lama dan membentuk yang baru -- dan menyatukan dunia 
yang beradab melawan teroris radikal Islam, yang akan kita basmi 
total dari muka Bumi.”38  

Kebijakan Obama dan Trump tersebut di atas sangatlah bertolak 
belakang. Obama berusaha untuk membangun hubungan yang 
bersahabat dengan umat Islam baik di dalam maupun di luar negeri 
untuk memperbaiki citra buruk AS pasca kebijakan War on Terror 
(Patriot Act) yang diberlakukan di masa George W. Bush. Sementara 
Presiden AS yang baru saja terpilih justru sebaliknya, diawal 
pemerintahannya di tahun 2017 ini justru mengeluarkan kebijakan 

37 Nurul Annisa, Upaya Barack Obama Dalam Mengatasi Citra Buruk Amerika 
Serikat Di Dunia Islam Akibat Islamophobia di Amerika Serikat….h. 92-93. 

38 http://global.liputan6.com/read/2838504/top-3-kebijakan-donald-trump-
terhadap-muslim. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017. 



215ISLAM DI AMERIKA SERIKAT

yang melarang pemberian visa bagi 7 negara mayoritas Muslim dan 
akan membasmi teroris radikal Islam yang bukan tidak mungkin ada 
kelompok teroris yang radikal lainnya bisa bermunculan. Agama 
apapun di dunia ini sebenarnya tidak mengajarkan kebencian, 
menghalalkan kezaliman apalagi Islam. Rasulullah Shallallaahu 
alaihi wa Sallam justru menyeru umatnya untuk menjadikan Islam 
sebagai rahmatan lil ‘alamin tanpa memandang agama, suku, ras, 
golongan dan semacamnya. Kedepannya dunia akan menjadi saksi 
atas kebijakan-kebijakan Trump selanjutnya apakah akan tetap 
bersikap keras terhadap Islam atau akan melunak. 
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POLITIK DI TURKI: Antara 
Kemalisme dan Islamisme
Syahrir Karim, Nur Aliyah Zainal

Pendahuluan
Tercatat dalam sejarah bahwa pada tanggal 10 Agustus 2014, 

Turki dalam pertama kalinya memilih pemimpin secara langsung 
oleh rakyatnya. Ada tiga kandidat presiden yang ikut mencalonkan 
diri pada waktu itu, antara lain: Recep Erdogan yang pada waktu 
itu menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Turki; Ekmeleddin 
Ihsanoglu, mantan Sekjen Organisasi Konferensi Islam (OKI); dan 
Selahattin Demirtas, wakil Ketua Partai Demokratik Rakyat (HDP). 
Erdogan sendiri diusung oleh partai Keadilan dan Pembangunan 
(AKP) memenangkan pemilihan dengan perolehan suara 51,8% 
dari suara yang sah. Sedangkan Ihsanoglu yang dicalonkan koalisi 
partai Rakyat Republik (CHP) dan Partai Gerakan Nasionalis 
(MHP) memperoleh 38,5 % suara sah. Sementara itu, Demirtas yang 
dicalonkan oleh HDP menduduki posisi ketiga dengan 9,8 % suara.1

Kemenangan Erdogan tersebut, membuat AKP tetap menjadi 
pemilik mutlak kursi presiden. Sebuah partai yang tergolong Islamis 
yang berbanding terbalik dengan system pemerintahan ketika 
Mustafa Kemal Attaturk (selanjutnya disebut dengan Attaturk) 
berkuasa. Meskipun tidak berkuasa lagi, akan tetapi bukan berarti 
Attaturk tidak mempunyai basis massa lagi. 

1 Hamdan Basyar, Pertarungan dalam berdemokrasi: Politik di Mesir, Turki dan 
Israel, UI-Press, Jakarta, 2015. H. 48.
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Terbaru pada bulan Juli 2016, dunia dikejutkan oleh usaha kudeta 
yang dilakukan sekelompok perwira di tubuh Angkatan Bersenjata 
Turki. Kejadiannya berlangsung ketika Presiden Recep Tayyip 
Erdogan sedang berada di luar negeri. Kelompok yang menamakan 
diri sebagai “Dewan Perdamaian” menyatakan mengambil alih 
kekuasaan, memberlakukan jam malam dan status darurat. Presiden 
Erdogan langsung merespon peristiwa ini dengan muncul melalui 
internet dan televisi nasional Turki dan menyerukan kepada 
masyarakat untuk turun melawan pemberontak, dan hasilnya 60 
orang tewas dan lebih dari 700 orang Angkatan Bersenjata Turki 
ditahan. 2  

Kudeta tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru terjadi. 
Sejak Mustafa Kemal Attaturk  meninggal pada tahun 1937, Turki 
telah mengalami beberapa kudeta militer. Sebut saja pada tahun 
1960, 1971, 1980, dan 1997. Tentara-tentara Turki didominasi oleh 
kelompok nasionalis dan sekuler yang sangat loyal terhadap Attaurk 
sehingga ketika militer menganggap bahwa pemerintahan yang 
berlangsung tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan 
oleh Attaturk (Sekularisme) maka kudeta pun dilakukan. Penulis 
beranggapan bahwa hal ini biasa terjadi di negara-negara yang 
pernah mengalami kudeta di dalam negerinya tentunya dengan 
alasan-alasan yang berbeda. Pada prinsipnya ketika corporate bussines-
nya militer “diganggu” maka mereka akan melakukan berbagai cara 
termasuk kudeta supaya kepentingannya aman.

Pemerintahan pasca Attaturk tidak lagi didominasi oleh 
kelompok-kelompok yang pro terhadap sekularisme. Justru 
kelompok-kelompok Islamis semakin mendesak pro Attaturk dan 
menginginkan syariat Islam yang telah diterapkan beratus-ratus 
tahun di tanah Turki diterapkan kembali. Gerakan-gerakan Islam di 
Turki seperti Gerakan An-Nur yang dipimpin oleh Syaikh Badiuz 
Zaman Said An-Nursi dan Partai Salamah menekan pemerintahan 
yang berlangsung untuk tidak berorientasi ke Barat. Gerakan An-Nur 
sendiri telah bekerja melawan pemerintah sejak Attaturk berlangsung 
sampai pasca kematiannya. Partai Salamah sendiri merupakan 

2 Upaya Kudeta Gagal, Presiden Erdogan Bersihkan Tubuh Militer, http://
www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160715_live_turki_militer 
diakses pada 29 Agustus 2016. 
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bentukan dari Necmettin Erbakan (Najamuddin Arbakan) yang 
dahulunya bernama Partai Nizham Nasional.3 Dalam versi lainnya, 
Erbakan merupakan pendiri dari beberapa partai yaitu National Order 
Party (MNP), National Salvation Party (MSP), Welfare Party (RP), Virtue 
Party (FP), dan Felicity Party (SP).

Pasca Attaturk, pemerintahan yang berlangsung hampir 
sebagian besar merupakan lawan-lawan politik dari Attaturk sendiri, 
termasuk Erbakan yang menjadi perdana menteri pada tahun 1996 
tetapi kemudian mundur pada tahun 1997 atas desakan militer. 
Erbakan berasal dari partai yang berideologikan Islam, Partai 
Kesejahteraan (Welfare Party,WP) dan menjadi perdana menteri 
pertama berhaluan Islam sejak 1923.4 Dapat dikatakan bahwa 
gerakan-gerakan anti sekularisme yang dilakukan oleh kelompok-
kelompok Islam termasuk partai sudah memasuki ranah politik 
nasional Turki. Sejak Attaturk memerintah dengan sekularismenya, 
terdapat perlawanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam 
yang sangat menentang sekularisme.

Meskipun kelompok Islam tidak mampu untuk menentang 
prinsip sekularisasi yang berlaku secara langsung, tetapi mereka tetap 
menekankan fakta bahwa hubungan sosial dalam masyarakat Islam 
didasarkan pada norma agama. Inilah sebabnya mengapa ketegangan 
antara sekularisasi dan kesepakatan back to Islam menjadi masalah 
berkepanjangan.5 Dan saat ini perpolitikan nasional di Turki mulai 
dikuasai oleh sebuah partai yang berhasil memenangkan pemilu 
nasional beberapa tahun belakangan yaitu Adalet ve Kalkynma Partisi 
(AKP) atau Justice and Development Party namun partai ini resmi 
menyebut dirinya AK Parti. Ak dalam bahasa Turki berarti cahaya, 
murni, putih, bersih dan tidak terkontaminasi. Ak Parti berkonotasi 
partai cahaya dengan simbol partai sebuah bola lampu. AKP menolak 
klaim sebagai parpol yang menyimpan agenda politik Islamis. 
AKP mengklaim dirinya sebagai partai demokrat-konservatif yang 

3 Ali Muhammad Ash-Shalabi, Bangkit & Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah 
(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2004) hal. 640

4 Nina M. Armando (ed.), Ensiklopedi Islam Jilid 8 (Jakarta:PT. Ichtiar Baru van 
Hoeve, 2005) hal. 147 

5 Nina M. Armando (ed.), Ensiklopedi Islam Jilid 8 hal. 147 
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menekankan nilai-nilai tradisional Turki yang religius.6

Kehadiran AKP sebagai partai pemenang pemilu yang dimulai 
tahun 2002, 2007 dan 2011 memunculkan wajah-wajah baru dalam 
pemerintahan Turki. Jika sebelumnya pernah didominasi oleh kaum 
militer maka kali ini berasal dari kaum sipil yang lebih religius Islam. 
Memang sudah sejak 1960an kelompok-kelompok Islamis mulai 
menguat dan masuk kedalam perpolitikan Turki dan menguasai 
pemerintahan. Meskipun demikian pengaruh militer dalam politik di 
Turki masih kuat, untuk itu pemerintahan Perdana Menteri Erdogan 
telah melakukan amandemen terhadap konstitusi Turki untuk 
menghilangkan masalah-masalah dalam demokrasi dan hubungan 
sipil-militer di negara tersebut.

Tulisan ini berusaha menjelaskan politik Turki terutama pada 
pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk, menghubungkan antara 
pengaruh Fundamentalisme sebagai manifestasi Islamisme dan 
sekularisme (Kemalisme)  pasca pemerintahan Mustafa Kemal 
Attaturk.   

     
Pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk

Abad pertengahan di Eropa sering disebut sebagai zaman 
kemunduran jika dibandingkan dengan zaman klasik (Yunani-
Romawi). Sebaliknya, negara-negara Arab pada Abad Pertengahan 
mengalami kemajuan, namun akhirnya negeri-negeri ini sedikit 
demi sedikit mengalami kemerosotan dalam bidang kebudayaan 
dan kekuasaan. Di antara negara-negara Arab pada masa itu adalah 
Kerajaan Turmi Utsmani yang merupakan kerajaan terbesar dan 
paling berkuasa selama enam abad lebih (1281-1924). Pada masa 
pemerintahan Turki Utsmani, para sultan bukan hanya merebut 
negeri-negeri Arab, tetapi juga seluruh wilayah Kaukasus dan Kota 
Wina, bahkan sampai Balkan. Kemudian tumbuhlah pusat-pusat 
Islam di Trace, Macedonia, Thessaly, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, 
Albania dan sekitanya.7

6 M Alfan Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di Turki, 
Jurnal Politika Vol.10 No. 1 Tahun 2014, hal. 94

7 Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Melacak 
Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada,2004) hal. 180-181 
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Kerajaan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1281 di Asia Kecil. 
Pendirinya adalah Utsman bin Erthogril. Kata Utsmani diambil dari 
nama kakek yang pertama yaitu Utsman bin Ertoghil bin Sulaiman 
Syah dari suku Qayigh, salah satu keturunan Ogush Turki. Sulaiman 
Syah dengan 1000 pengikutnya mengembara ke Anatolia dan singgah 
ke Azerbaijan, namun dalam perjalanannya kemudian meninggal 
dunia. Kedudukannya digantikan oleh putranya Ertoghil untuk 
melanjutkan perjalana  sesuai tujuan semula. Sesampai di Anatolia, 
mereka diterima oleh penguasa Seljuk, Sultan Alaudin yang sedang 
berperang dengan kerajaan Bizantium (Khalifah Abbasiyah di 
Baghdad).8    

Sepeninggal Erthogil, atas persetujuan Sultan Alaudin, 
kedudukan Ertoghil digantikan oleh putranya yang bernama Utsman 
yang memerintah Turki Utsmani antara tahun 1281-1324 M. Serangan 
Mongol terhadap Baghdad termasuk Seljuk yang terjadi pada 
1300 M menyebabkan dinasti ini terpecah-pecah menjadi sejumlah 
kerajaan kecil. Dalam kondisi kehancuran inilah Utsman mengklaim 
kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang didudukinya, sekaligus 
memproklamasikan berdirinya kerjaan Turki Utsmani. Kekuatan 
militer Utsman menjadi benteng pertahanan sultan dinasti-dinasti 
kecil dari ancaman bahaya serangan Mongol. Dengan demikian, 
secara tidak langsung, mereka mengakui Utsman sebagai penguasa 
tertinggi dengan gelar “Padiansyah Ali Utsman”.9 

Kondisi objektif yang dihadapi oleh Turki Utsmani membuat 
para pemimpin kerajaan membentuk negara yang didasarkan pada 
sistem dan prinsip kemiliteran. Pecahnya perang dengan Bizantium 
misalnya, mengilhami Khalifah Orkhan untuk mendirikan pusat 
pendidikan dan pelatihan militer sehingga terbentuklah sebuah 
kesatuan militer yang disebut Yaniseri atau Inkisariyah10. Kebijakan 
kemiliteran ini lebih dikembangkan oleh pengganti, yaitu Murad 
dengan membentuk sejumlah korps atau cabang-cabang Yenisari. 
Seluruh pasukan dididik dan dilatih dalam sarana militer dengan 

8 Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam hal. 181-182
9 Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam hal. 182-83
10 Yaniseri artinya organisasi militer baru, yakni jajaran elit militer Turki yang 

mayoritas anggotanya dari kelompok muda Sufi dan para pemuda Kristen yang telah 
memeluk agama Islam. Dalam Ajid Thohir hal. 183  
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pembekalan semangat perjuangan Islam. Kekuatan Yenisari ini 
kemudian mengubah negara Turki Utsmani yang baru terbentuk 
menjadi mesin perang yang paling kuat, dan memberikan dorongan 
sangat besar bagi penaklukan negeri-negeri non muslim.11

Kerajaan Turki Utsmani kemudian mulai mengalami kemunduran 
pada saat Sultan Salim II (1566-1574) menduduki tahta pemerintahan. 
Para ahli sejarah mengganggap hal ini merupakan titikawal 
keruntuhan Turki Utsmani dan berakhirnya zaman keemasannya. 
Ditandai dengan melemahnya semangat perjuangan prajuritt 
Utsmani yang menyebabkan sejumlah kekalahan dalam pertempuran 
menghadapi musuh-musuhnya. Pada tahun 1663, tentara Utsmani 
menderita kekalah dalam penyerbuan ke Hongaria. Demikian 
juga pada tahun 1676 Turki Utsmani kalah dalam pertempuran 
di Mohakez, Hungaria dan dipaksa menandatangani perjanjian 
Karlowitz pada tahun 1699 yang berisi pernyataan seluruh wilayah 
Hungaria, sebagian besar Slovenia dan Croasia kepada penuasa 
Venetia.12 

Dibawah ini beberapa faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani 
yang dikategorikan dalam 2 hal, faktor internal dan eksternal.13

1. Faktor Interal
a. Luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan 

yang ditangani oleh penerusnya yang tidak memiliki kecakapan, 
hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi dan meningkatnya 
kriminalitas, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi 
keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. 

b. Heterogenitas penduduk dan agama. Philip K. Hitti dalam 
Tarikh al-Daulah al-Islamiyah menyatakan bahwa suatu negara 
yang landasan berdirinya untuk kepentingan militer, bukan 
untuk kemaslahatan bangsa, tidak akan mampu menyatukan 
keberagaman penduduk dan agama.

c. Kehidupan bermegah-megahan (hedonisme). Para penguasa 
kerajaan Turki Utsmani mengubah pola hidup mereka yang 

11 Ajid Thohir................hal. 183-184 
12 Ajid Thohir................hal. 190 
13 Ajid Thohir................hal. 191-192 
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cenderung mengikuti kehidupan Barat dan meninggalkan nilai-
nilai Islam. Mereka menghambur-hamburkan kekayaan negara 
dengan berbagai macam kesenangan dan kemaksiatan.

d. Merosotnya perekonomian negara akibat peperangan dimana 
sebagian besarnya mengalami kekalahan. Di satu sisi negara 
mengalami defisit, sementara di sisi lain uang negara dihambur-
hamburkan untuk memuaskan kesenangan para penguasa yang 
tidak memedulikan kepentingan rakyat

2. Faktor Eksternal
a. Timbulnya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang berada 

dibawah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani mulai menyadari 
kelemahan dinasti yang sedang memerintah. Keterikatan mereka 
kepada kerajaan ini melalui proses penaklukan sehingga mereka 
mendapat kesempatan untuk bangkit dan melepaskan diri dari 
Turki Utsmani ketika mengalami kemerosotan pengaruh.

b. Kemajuan teknologi di Barat, khususnya dalam bidang 
persenjataan. Sementara itu di Turki terjadi stagnasi ilmu 
pengetahuan, sehingga ketika terjadi kontak senjata antara 
kekuasaan Turki Utsmani dengan kekuatan dari Eropa, selalu 
mengalami kekalahan karena masih menggunakan persenjataan 
tradisional, sedangkan Eropa telah maju teknologi senjatanya. 
Keruntuhan kerajaan Turki Utsmani kemudian melahirkan 

negara Republik Turki (Turki Modern) yang diproklamasikan oleh 
Mustafa Kemal Ataturk pada 29 Oktober 1923. Negara ini merupakan 
metamorfosis dari imperium Utsmaniyah yang berbeda sama sekali. 
Oleh Ataturk, Turki dibentuk menjadi sebuah negara yang sekuler 
modern, hal ini merupakan bentuk kekecewaannya yang amat 
dalam terhadap sistem kekhalifahan sebelumnya. Puncaknya ketika 
pada 3 Maret 1924, Ataturk membubarkan kekhalifahan tersebut 
yang telah ada sejak masa Sahabat Abu Bakar. Dalam pandangan 
Ataturk, kekhalifahan Utsmaniyah adalah struktur “gila” yang 
didasarkan atas sendi-sendi keagamaan yang rapuh. Menurutnya, 
sisa-sisa dinasti Utsman harus lenyap. Pengaturan dan pengadilan 
agama yang kuno harus segera digantikan dengan hukum perdata 
yang moder dan ilmiah. Oleh karena itu, sekolah-sekolah agama 
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juga mutlak harus diserahkan kepada sekolah-sekolah pemerintah 
sekuler. Singkatnya menurut Ataturk, negara dan agama harus 
dipisahkan (sekularisme).14

Dalam membedakan dengan system politik sebelumnya, 
Attaturk ingin mengubah Turki menjadi Negara modern, dengan 
meninggalkan identitas Khilafah Utsmaniyah yang Islam. Hal itu 
diwujudkan dengan usahanya untuk melakukan sekularisasi 
dan westernisasi serta membatasi dan mengontrol peran agama 
dan lembaga keagamaan. Turki dalam kekusaan Attaturk telah 
meneguhkan dirinya untuk menggunakan asas sekuler dalam politik 
mereka. Pada awalnya, Turki menerapkan sekuler yang sangat ketat, 
sehingga orang atau sekelompok orang tidak boleh berpolitik dengan 
bersandar pada agama. Dengan perkataan lain, simbol keagamaan 
tidak boleh bersentuhan dengan kehidupan politik. akan tetapi, 
dengan berjalannya waktu, ada sedikit pergeseran. Ada partai politik 
yang seringkali dikaitkan dengan Islam, seperti Refah. 

Negara Turki yang sekuler ini berdiri pada Tahun 1923 dari 
Dinasti Usmaniyah (ottoman Empire). Dinasti Islam yang berpusat 
di Istambul itu, selain meliputi wilayah Turki, kekuasaannya juga 
sampai wilayah Asia Barat dan Afrika Utara. Dinasti ini dianggap 
oleh sebagian kalangan muslim sebagai kekuasaan khilafah terakhir. 
Keruntuhan dinasti usmaniyah dianggap telah meruntuhkan pula 
Khilafah Islamiyah.15   Berawal dari sinilah kemudian Mustafa 
Kemal Attaturk muncul sebagai “bapak” bangsa Turki, sekaligus 
mempromoskan dirinya sebagai  sosok “penyelamat”, suci, dan 
punya kekuasaan yang besar. 

Mustafa Kemal Ataturk lahir dengan nama Mustafa, karena 
pandai di bidang matematika ia dijuluki “Kemal” yang artinya 
sempurna dan Ataturk berarti “bapak Turki” sebagai pendiri Turki 
modern. Lahir dari seorang ibu bernama Zubaedah, seorang wanita 
salehah dan Ayah yang bernama Ali Ridha seorang pegawai biasa 
pada salah satu kantor pemerintah di Istanbul. Ayahnya meninggal 
pada saat Ataturk masih kecil, sejak itu ibunya menjadi satu-satunya 

14  Ajid Thohir................ hal. 219-220 
15  Hamdan Basyar, Pertarungan dalam berdemokrasi: Politik di Mesir, Turki dan 

Israel, UI-Press, Jakarta, 2015. H. 50
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orang tua baginya. Oleh ibunya, pertama-tama dimasukkan ke 
Madrasah Fatima Mollah Kadin di kota kelahirannya. Sang ibu 
menginginkannya sebagai hafiz (penghafal Qur’an) dan hoja (guru/
ustaz). Namun, Ataturk tidak puas dan memilih keluar kemudian 
masuk ke sekolah umum (Shemsi Effendi) di Salonika. Setelah 
menamatkan sekolah dasar dalam usia 12 tahun, kemudian masuk 
Sekolah Menengah Militer di Salonika. Kemudian melanjutkan 
pendidikan militernya pada Sekolah Latihan Militer di Montasir. 
Pada 1898 kemudian meneruskan studinya pada Sekolah Tinggi 
Militer di Istanbul hingga mendapat ijazah pada 1905 dengan pangkat 
kapten.16 

Ataturk merupakan seorang yang cerdas sehingga digelari Kemal 
oleh gurunya semasa di sekolah menengah. Ilmu politik dipelajarinya 
secara otodidak dari temannya yang bernama Ali Fethi. Di samping 
itu ia juga mendalami bahasa Perancis yang dengan modal tersebut 
ia dapat membaca karya J.J. Rousseou, Voltaire, August Comte dan 
literatur berbahasa Perancis lain dalam ilmu sejarah dan sastra. 
Selama masa kuliah, Ataturk merupakan aktivis yang membentuk 
komite rahasia dan menerbitkan pamflet yang mendukung kritik 
terhadap pemerintahan Sultan yang menyebabkannya dipenjara 
beberapa bulan. Namun setelah tamat dari Sekolah Tinggi Militer 
dengan pangkat kapten tersebut kemudian dikirim dan ditugaskan 
di Damaskus dan di sana ia membentuk perkumpulan Vatan we 
Hurriyet (Tanah Air dan Kemerdekaan). Setelah pecahnya Perang 
Dunia I, segera ia dipanggil ke Istanbul dan dipromosikan sebagai 
Panglima Divisi I.17   

Melihat banyaknya daerah yang jatuh ke tangan sekutu pada 
PD I dan apalagi Sultan Utsmani Turki telah berada di bawah 
pengaruhnya, Ataturk memandang perlu adanya pemerintahan 
tandingan di Anatolia. Kemudian pada tahun 1920 dibentuklah 
Majelis Nasional Agung dan dalam sidangnya di Ankara, Ataturk 
diangkat sebagai ketuanya. Melalui institusi ini, perjuangan politik 
Ataturk berjalan lebih sistematis. Setelah berjuang terus-menerus, 

16 Nina M. Armando... (et.al.), Ensiklopedi Islam (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van 
Hoeve,2005) hal. 228 

17  Nina M. Armando... (et.al.), Ensiklopedi Islam................ hal. 228-229
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akhirnya Sekutu secara de facto dan de jure mengakui kekuasaan 
majelis ini. Pada 23 Juli 1923 dunia internasional mengakui 
pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk. Kemudian pada 29 oktober 
1923 Ataturk memproklamirkan Turki sebagai negara republik dan 
terpilih sebagai presiden pertama dan terus terpilih sampai wafat.18 
Attaturk dianggap sebagai pemimpin gerakan nasionalis Turki yang 
menginginkan ‘Turki adalah Turki’. Kekalahan Dinasti Usmaniyah 
dalam perang dunia I dimanfaatkan oleh Attaturk untuk mendirikan 
Negara Turki Moderen. Dalam perkembangannya kemudian Attaturk 
betul-betul membangun sebuah upaya untuk bagaimana caranya 
agar hubungan kultural dengan Dinasti Usmaniyah terhapus.19 

Sebagai seorang presiden, dalam menjalankan pemerintahannya 
Ataturk dinilai sebagai seorang diktator, partai yang boleh hidup di 
Turki saat itu adalah Partai Republik Rakyat (Cumhuriyet Halk Partisi 
[CHP]), dikenal keras dalam menjalankan gagasan nasionalisme, 
sekularisme dan westernisme.20 Sebagai seorang militer, Ataturk 
memimpin bangsanya seperti layaknya memimpin pasukan, 
mengeluarkan berbagai perintah untuk menciptakan sebuah negara 
model Barat modern. Impiannya adalah Turki bisa menjelma sebagai 
negara kuat, modern dan dihormati. Menurutnya, satu-satunya 
jalan untuk mewujudkan ide ini adalah dengan jalan melakukan 
sekularisasi yang pada prakteknya adalah dengan melakukan 
westernisasi (pembaratan). Bagi Ataturk, kemajuan Turki hanya bisa 
diraih dengan penerimaan Barat secara total.21 

18  Nina M. Armando... (et.al.), Ensiklopedi Islam................ hal. 229
19  Penghapusan system khilafah  yang dilakukan oleh Attaturk sempat menjadi 

isu yang kontraversial. Ada kelompok yang ingin mempertahankan khilafah, hanya 
sebagai simbolik saja, tanpa mempunyai kekuasaan politik yang berarti.  Dala hal ini, 
khilafah hanya dianggap sebagai pemimpin spiritual komunitas Muslim global yang 
mungkin posisinya setara dengan Paus dalam kalangan Katolik. Tetapi, Mustafa Kemal 
Attaturk, justru berpendapat bahwa keberadaan khilafah yang menjadi peninggalan sejarah 
seperti itu, akan menjadi ancaman bagi kedaulatan nasional republic yang baru berdiri. 
Menurutnya, system khilafah harus dihapuskan untuk menhilangkan kaitan dengan 
masa lalu.  Akhirnya pada tahun 1924 sistem khilafah terhapus. Lihat, Hamdan Basyar, 
Pertarungan dalam berdemokrasi: Politik di Mesir, Turki dan Israel, UI-Press, Jakarta, 
2015. H. 55-56.

20  Nina M. Armando... (et.al.), Ensiklopedi Islam................ hal. 229 
21  Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Melacak 

Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada,2004) hal. 223
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Berkaitan dengan gagasan nasionalisme, Ataturk merancang 
bahwa Islam yang berlaku di Turki adalah Islam yang telah 
dipribumikan ke dalam budaya Turki. Sistem kekhalifahan 
dihapuskan demikian pula dengan hukum syariat tetapi kembali 
al-Qur’an dan al-Hadist serta menerjemahkan al-Qur’an dengan 
bahasa Turki. Menurutnya, Islam bisa diselaraskan dengan dunia 
modern. Turut campurnya Islam dalam segala sendi-sendi kehidupan 
membawa kemunduran pada bangsa dan agama. Dalam rangka 
merealisasikan gagasan sekularismenya, Ataturk menempuh beberapa 
cara, antara lain : (1) menghapuskan jabatan khalifah (1924), (2) 
memakai Undang-undang Sipil Swiss, (3) menghapuskan mahkamah 
syariah dan jabatan Syaikh al-Islam, (4) membatasi jumlah masjid, (5) 
menghapuskan kalimat yang menyatakan bahwa Islam merupakan 
agama negara, (6) memasukkan prinsip sekularismen dalam 
konstitusi Turki, (7) mengganti aksara Arab dengan huruf latin, (8) 
menghapuskan keberlakuan poligami, (9) membubarkan madrasah, 
tekke (gerakan tarekat), dan zawiat sufi, dan (10) menggantikan torbus 
di kepala dengan topi ala Barat. Setelah melakukan serangkaian 
reformasi, Turki secara resmi menyatakan diri sebagai negara sekuler 
pada tahun 1937.22 Sebenarnya, sekularisme bagi Attaturk ini sedikit 
melenceng dari pemaknaan sekulerisme dalam perspektif Barat, 
karena tidak sekedar menempatkan agama dalam ranah privat 
(pribadi) dan jauh dari ranah public, akan tetapi pemerintahan 
Attaturk juga berusaha mendesain sebuah aturan di mana kekuasaan 
Negara bisa mengontrol agama. Pada sisi yang lain juga, Attaturk 
berdalih bahwa konsep sekularisme ini adalah bagian dari upayanya 
membangun kesan mengamankan dan melindungi agama yang suci 
dari dinamika politik yang dianggap kotor.  

   Reformasi Attaturk di atas memang terkesan dipaksakan. 
Sehingga tidak jarang pemakaian militer sebagai alat untuk 
berpengaruh dan menopang pemerintahan Attaturk sangat jelas 
terlihat. Militer merupakan satu-satunya lembaga di Turki yang 
mampu bertahan selama 600 tahun baik dalam sejarah kekhalifahan 
(Ottoman) maupun masa kehidupan republik (Turki modern). Sejak 
pembentukannya, militer sangat terintegrasi dengan negara sehingga 

22  Nina M. Armando... (et.al.), Ensiklopedi Islam................ hal. 229-230
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dalam sejarah kepemimpinan di Turki selalu diduduki oleh militer 
kecuali periode 1950-1960. Militer Turki tidak seperti di negara-
negar lain seperti di Amerika Latin maupun negara tetangga (seperti 
Yunani, yang mewakili kelas masyarakat tertentu.23 Tetapi militer 
Turki sangat terikat dengan negara sebagai pelaksana pemerintahan 
dan penjaga keberlangsungan sistem politik di dalamnya terutama 
sebagai guardian of secularism. Sebagai penjaga sekularisasi, maka 
berbagai kelompok keagamaan maupun etnis yang berbeda dengan 
rezim sekuler akan ditekan sedemikianrupa. Bahkan sebagian dari 
mereka ditangkap atau dianggap tidak layak tinggal di Turki. 

Beberapa pendapat seperti Hale yang menyatakan bahwa militer 
menarik diri dari politik praktis dan berada dibelakang layar politik. 
Sama dengan pendapat Huntington bahwa partai pemerintah (CHP/
Partai Rakyat Republik) dibentuk/lahir dari “rahim” militer, politik 
jenderal menciptakan partai politik dan partai politik pula yang 
mengakhiri politiki jenderal tersebut. Namun dalam pidatonya pada 
bulan Februari 1931 (Konya Speech), Ataturk menyatakan bahwa setiap 
langkah negara Turki harus senantiasa melihat ke militer karena 
militer adalah penjaga dari cita-cita bangsa. Lebih jauh lagi, dalam 
Pasal 34 Undang-undang Army Internal Service yang dibentuk pada 
tahun 1934 (Law No. 2271) menyatakan bahwa “tugas dari angkatan 
bersenjata adalah untuk melindungi dan mempertahankan Tanah Air 
dan Republik Turki sebagaimana yang ditetapkan oleh Konstitusi”. 
Disatu sisi, militer oleh founding fathers dibatasi pengaruhnya di 
dalam politik akan tetapi di sisi lain militer ditempatkan sebagai 
pemilik dan penjaga Republik.24 Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa 
meskipun militer tunduk terhadap pemerintahan Ataturk akan 
tetapi posisinya dalam negara sangat kuat karena setiap tindakan 
atau keputusan negara harus mengacu kepada angkatan bersenjata. 
Dapat dipahami jika militer tunduk kepada Ataturk karena ia juga 
berasal dari militer sehingga lembaga ini tentunya mendukung setiap 
keputusannya.  

23 Kemal H. Karpat, Turkish Democracy at Impasse : Ideology, Party Politics and 
the Third Military Intervention dalam Syafiq Mughni (ed.), An Antology of Contemporary 
Middle Eastern History (Quebec : Conundrum Press) hal. 8-9

24 Zeki Sarigil, The Turkish Military : Principal or Agent?, Jurnal Armed Forces & 
Society, 2012, sagepub.com/journalsPermissions.nav diakses pada 15 Agustus 2016 
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Studi-studi militer dan politik menunjukkan bahwa ada 2 
model hubungan sipil-militer yang berlangsung di suatu negara 
menurut Samuel Huntington, yaitu Objective Civilian Control (OCC) 
dan Subjective Civilian Control (SCC). OCC lebih memaksimalkan 
profesionalisme militer, lebih tepatnya adalah pembagian kekuasaan 
politik di antara militer dan kelompok-kelompok sipil untuk 
menciptakan situasi yang kondusif bagi munculnya sikap dan 
perilaku profesional di antara para anggota militer (korps perwira). 
Metode ini yang paling memungkinkan menghasilkan hubungan 
sipil yang sehat. Orientasi militer cenderung kepada ancaman 
eksternal (dari negara lain atau pihak-pihak dari luar negara) 
daripada mencampuri urusan politik domestik.25 Sedangkan SCC 
adalah cara yang paling sederhana untuk meminimalkan kekuasaan 
militer dengan memaksimalkan kekuasaan sipil, namun cara ini 
menimbulkan hubungan sipil-militer yang kurang sehat karena 
merujuk pada upaya mengontrol militer dengan mempolitisasi 
mereka dan membuatnya lebih dekat kepada sipil.26 Pemerintahan 
Ataturk menggiring militer untuk masuk kedalam urusan internal 
politik domestik sehingga tercipta kekuasaan yang cenderung 
diktator. Militer diposisikan sebagai “penjaga” keberlangsungan 
kehidupan berbangsa dan bernegara Turki. 

Perlawanan-perlawanan terhadap pemerintah dapat diatasi oleh 
pengerahan militer, seperti dalam pemberontakan atau perlawanan 
yang dilakukan oleh Suku Kurdi di Anatolia Timur. Secara politik 
pula, pemerintahan Ataturk menutup jalan bagi terciptanya partai 
oposisi, yang boleh hidup di dalam negara waktu itu hanya Partai 
Rakyat Republik (CHP) sebagai partai tunggal. Setiap pemilihan 
umum, hanya dijadikan sebagai simbol dan seremonial biasa bukan 

25  Arief Yulianto, Hubungan Sipil-militer di Indonesia Pasca Orba di Tengah 
Pusaran Demokrasi (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2002) hal. 87, dalam Nur Aliyah 
Zainal, Hubungan Sipil-Militer di Chile Pasca Augusto Pinochet, 1990-2006, Tesis, Jurusan 
Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Internasional Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah 
Mada, 2009

26 Samuel Huntington, Mereformasi Hubungan Sipil-Militer, dalam Larri Diamond 
dan Marc. F Plattner (ed.), Hubungan Sipil-Militer & Konsolidasi Demokrasi (Jakarta:PT. 
RajaGrafindo Persada,2001) hal. 4, dalam Nur Aliyah Zainal, Hubungan Sipil-Militer 
di Chile Pasca Augusto Pinochet, 1990-2006, Tesis,  Jurusan Ilmu Politik Konsentrasi 
Hubungan Internasional Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2009. 
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bagian dari demokrasi.27

       
Politik “Kemalisme” 

Kemalisme adalah bagian penting dalam politik Turki modern. 
Untuk melaksanakan ide-ide Kemalisme, Mustafa Kemal Attaturk 
mengubah tatanan kehidupan yang ada di Turki. Dia mengadakan 
serangkaian refoemasi radikal yang bertujuan untuk mengubah 
Turki menjadi Negara Sekuler modern. Para pendukung gerakan 
Kemal Attaturk berusaha membatasi peran agama hanya sebagai 
system kepercayaan pribadi yang terpisah dari ruang public. 
Ideology baru ini diimplementasikan melalui serangkaian kebijakan 
dan hokum antara tahun 1922 dan 1935. Pada tahun 1924, Attaturk 
melakukan penghapusn system kekhalifahan, penutupan sekolah 
Islam Tradisional (madrasah), dan pembubaran pengadilan agama.  
Kemudian, pada tahun 1925, rezim itu mulai membubarkan sejumlah 
tarikat, melarang pemakaian tutup kepala khas Dinasti Usmaniyah 
(fez dan turban) bagi laki-laki, menghalangi perempuan untuk 
memakai kerudung dan mengganti kalender Islam dengan kalender 
Gregorian sebagai satu-satunya kalender resmi di Turki.28

 Pada tahun 1926, Turki mengadopsi Hukum Sipil berdasarkan 
model Swiss dan Hukum Kriminal model Italia. Dengan adopsi 
hokum itu, maka hokum Negara Negara tidak lagi menggunakan 
hokum syariat islam. Pada tahun 1928, penghapusan Islam sebagai 
agama Negara dari konstitusi yang berarti deklarasi Turki sebagai 
Negara sekuler. Pada tahun yang sama, Turki mengadopsi alphabet 
Latin dalam penulisan bahasa mereka. Pada tahun 1934, diundangkan 
aturan keharusan adanya nama keluarga dan Mustafa Kemal sendiri 
diberikan nama keluarga “Attaturk” (Bapak Turki). Tahun 1935 
ditetapkan enam prinsip, yaitu republicanism, nationalism, populism, 
secularism, reformism (or revolutionism), and statism. Kemudian pada 
tahun 1936, keenam prinsip tersebut dimasukkan ke dalam Konstitusi 
Turki. Prinsip ajaran itulah kemudian dikenal dengan sebutan 

27 Solikhun, Negara Turki pada Masa Kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk (1925-
1950), Jurnal Ilmiah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Arab Universitas 
Indonesia, 2013, hal. 6 

28  Hamdan Basyar, Pertarungan dalam berdemokrasi: Politik di Mesir, Turki dan 
Israel, UI-Press, Jakarta, 2015. H. 53
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“Kemalisme”.29

 Ide sekularisme sendiri menjadi polemik bagi mereka warga 
muslim Turki yang mengekang kebebasan untuk melaksanakan 
perintah agama. Mereka bingung dengan tipologi sekularisme 
Turki, dimana segala yang berbau agama akan dianggap melakukan 
penghinaan terhadap ideologi Kemalisme. Sekularisme juga direspon 
secara berbeda-beda oleh kelompok masyarakat di Turki. Bagi 
mereka sekularisme tidak mendatangkan kenyamanan tetapi justru 
menimbulkan kecurigaan dan kebencian satu sama lain. Elit Kemalis 
memiliki kebencian terhadap Islamis sehingga terjadi posisi biner dan 
kontraproduktif terhadap pembangunan nasional Turki yang ingin 
sejajar dengan negara-negara di Eropa. Oleh karena itu, kelompok 
Islamis membentuk lingkaran oposisi halus atas tindakan pemerintah 
melalui pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang 
bergerak di bidang sosial dan pendidikan seperti yang dilakukan 
oleh Fetullah Gulen (belakangan menjadi musuh pemerintahan 
Erdogan) atau kalangan pengusaha muslim kelas menengah Turki 
yang membentuk MUSIAD tetapi merespon sekularisme tidak 
melalui politik tetapi dengan isu-isu sosial sehingga dianggap tidak 
membahayakan bagi negara (sekularisme).30  

Meskipun demikian ada pula kelompok yang secara terang-
terangan mengambil posisi secara politis dan mensejajarkan diri 
dengan kelompok Kemalis dalam perebutan kekuasaan atau jabatan 
strategis baik di dalam eksekutif maupun legislatif. Mereka ini 
mendirikan partai-partai politik dengan berbagai ragam corak dan 
warna, baik ideologis maupun philosofis. Seperti Partai Refah yang 
juga didirikan oleh Erbakan yang berlandaskan ideologi Islam. 
Selain itu adapula partai yang memilih bersikap lunak terhadap 
pemerintahan Kemalis dan menggunakan pendekatan yang 
lebih moderat dan akomodasionis dalam bingkai demokrasi dan 
konstitusi modern seperti Partai AKP.31 Jalan tengah yang terkadang 

29 Hamdan Basyar, Pertarungan dalam berdemokrasi: Politik di Mesir, Turki dan 
Israel, UI-Press, Jakarta, 2015. H. 54

30 M. Sya’roni Rofii, Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki Modern (2001-2007), 
Skripsi, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah, Universitas Islan Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2008. Hal. 49-50

31 M. Sya’roni Rofii, Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki Modern (2001-2007)...... 
Hal. 50
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diambil oleh AKP dianggap sebagai sebuah strategi politik. hal 
ini dimaksudkan untuk membangun basis dukungan sekaligus 
membangun kompromi politik untuk kepentingan politik jangka 
panjang AKP. AKP sadar betul bahwa terdapat pengelompokan basis 
dan ideology pada partai-partai di Turki. Sehingga ini harus dibaca 
secara komprehensif untuk bisa melakukan agenda politiknya. 

Secara sederhana, bahwa spectrum partai politik yang ada 
di Turki dapat dikelompokkan menjadi: 1) Partai Kiri Tengah. 
Yang termasuk di sini adalah antara lain, Partai Rakyat Republik 
(Cumhuriyet Halk Partisi-CHP), partai Rakyat Sosial Demokrat 
(SHP), Partai Demokrat Kiri (Demokratik Sol Partisi-DSP); 2) Partai 
Kanan Tengah. Yang termasuk di dalamnya adalah antara lain, Partai 
Keadilan (Adalet Partisi-AP), Partai tanah Air (Anavatan Partisi-
ANAP), Partai jalan Sejati (Dogru Yol Partisi-DYP), Partai Demokrat 
(Demokrat Partisi-DP); 3) Partai Ultra-Kanan. Yang termasuk di 
dalamnya adalah, Partai Gerakan Nasionalis (Milliyeti Hareket 
Partisi-MHP); 4) Partai Islam. Yang termasuk di dalamnya adalah, 
Partai Kesejahteraan (Refah Partisi-RP), Saadet Partisi-SP, termasuk 
yang sering dianggap partai Islam juga adalah Partai Keadilan dan 
Pembangunan (Adalet ve Kalkinma Partisi-AKP), meskipun secara 
formal AKP tidak mengakui sebagai partai Islam; 5) partai lain-lain. 
Beberapa di antaranya adalah, Partai Persatuan dan Perdamaian 
(Birlik ve Baris) dan partai Deniz Baykel. Partai politik di Turki 
memang mudah berubah nama dan bentuk. Tidak semua partai 
politik di Turki dapat mengirimkan wakilnya di parlemen Turki.32 

Selanjutnya bahwa secara historis, AKP dibawah kepemimpinan 
Erdogan adalah pecahan dari Partai Refah yang merupakan partai 
yang beraliran Islam. Adapun perbedaannya dengan Rafah adalah 
AKP adalah partai yang lebih sekuler, terbuka, dan lebih fokus 
kepada isu-isu publik dibandingkan isu-isu keagamaan. Hingga 
sekarang, Erdogan dan partainya telah berkuasa kurang lebih 15 
tahun, terhitung sejak tahun 2002. Hingga yang paling mengagetkan 
banyak pihak adalah ketika bagaimana hadirnya AKP oleh Erdogan 
telah membawa suasana baru dengan mendamaikan beberapa 

32  Hamdan Basyar, Pertarungan dalam berdemokrasi: Politik di Mesir, Turki dan 
Israel, UI-Press, Jakarta, 2015. H. 72-75.
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pemikiran dalam satu badan dan meneruskan mimpi Ulama Besar 
Turki Fethullah Gulen tentang Hocaefendi (Islam bersahabat, 
demokratis, anti-hegemoni) tapi dengan inovasi cara yang luar biasa. 

AKP  (Adelet va Kalkynma Partisi) dan Geliat Islamisme
 Geliat untuk melepaskan diri dari sekularisme telah dilakukan 

kelompok-kelompok Islam baik melalui isu-isu sosial kemasyarakatan 
dan pendidikan maupun dengan membentuk partai politik dan 
menyejajarkan diri dengan partai lain yang telah ada terlebih dahulu. 
Partai yang berbasis Islam baik yang ideologis maupun philosofis 
seperti yang disebutkan sebelumnya mencoba untuk mengimbangi 
pendukung Kemalisme dalam politik pemerintahan. Munculnya 
kembali gerakan-gerakan mengembalikan Islam dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara di Turki bisa dianggap sebagai bentuk 
untuk mengurangi ataupun menghilangkan Kemalisasi yang telah 
hidup sejak tahun 1924. Gerakan Islam di turki juga selama ini sudah 
dianggap matang karena telah melewati fase-fase kepemimpinan 
yang beragama karakter dan ideology.

Angin segar iklim demokrasi yang memberikan kesempatan 
kepada kelompok Islamis untuk masuk ke pangggung politik Turki 
ketika kekuasaan dipegang oleh Presiden Turgut Ozal pada tahun 
1983. Ozal33 termasuk muslim yang moderat tetapi mengikuti iklim 
sekularisme, ia mempertanyakan kelayakan negara memiliki ideologi 
dan posisi militer yang mengontrol kebijakan negara termasuk 
terhadap Suku Kurdi seperti yang dilakukan oleh pemerintah-
pemerintah sebelumnya. Selama pemerintahannya, ada beberapa 
momen-momen penting keberpihakan Ozal terhadap kalangan Islam 
seperti, didirikannya Partai Kesejahteraan/Partai Refah (PK) yang 
berbasis Islam dimana mendapat perhatian dari masyarakat sehingga 
memperoleh sedikit keberhasilan dalam pemilu di masa Ozal. Ketika 
Ozal meninggal, justru partai ini memenangkan pemilihan walikota 
yang diselenggarakan pada bulan Maret 1994 dimana Erdogan 

33 Ozal membangun jembatan baru antara negara, masyarakat dan agama. 
Bahkan ia memperkenalkan tradisi buka puasa selama bulan Ramadhan dalam lingkup 
administrasinya dan menjadi Perdana Meneteri Turki pertama yang melaksanakan ibadah 
haji Mekkah (1988) dan memfilmkan kegiatan ibadahnya itu serta mempublikasikannya.
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terpilih sebagai walikota Istanbul.34

 Munculnya Partai AKP tidak lepas dari perbedaan di kalangan 
kelompok Islam yang membentuk partai politik. AKP merupakan 
bentukan Reccep Tayyip Erdogan (selanjutnya disebut Erdogan) 
sebagai respon terhadap perpecahan di tubuh Partai Kebaikan (Fazilet 
Partisi, FP) pada tahun 2000. Kemunculan partai pasca-Islamis AKP 
adalah hasil dari titik temu empat factor. Pertama, Refah memiliki 
sejumlah anggota muda yang mendapatkan pelajaran berbeda dari 
pengalaman partai yang dibubarkan dan penampilan buruk dari 
partai sesudahnya. Orientasi pragmatis dari pelajaran tersebut yang 
diambil oleh sayap muda gerakan ini diperkuat dengan gerakan 
paralel di antara intelektual muslim. Kedua, penjaga tatanan 
sekuler, tentara dan kehakiman, yang menikmati kekuasaan fisik 
dan legitimasi dalam masyarakat Turki, menjatuhkan tekanan terus-
menerus terhadap partai untuk tetap dalam garis terlarang tertentu 
tetapi juga menolak menghancurkannya lebih dulu. Tekanan ini 
menyampaikan petunjuk kepada kaum reformis yang mengizinkan 
mereka untuk mempresentasikan kepentingan konstituen mereka 
tanpa didera pukulan mematikan dari kelompok sekuler. Ketiga, 
perubahan demografis menciptakan konstituensi baru yang meminta 
AKP mengawinkan konservatisme budaya dan pragmatisme politik 
dan ekonomi.35 

AKP menolak klaim yang menyatakan bahwa parpol ini 
menyimpan agenda politik Islamis. AKP mengklaim dirinya 
sebagai partai demokrat-konservatif (Muhafazakarlar demokrat) 
yang menekankan nilai-nilai tradisionalis Turki yang religius. 
Strategi ini didasari oleh kecenderungan masyarakat yang semakin 
konservatif, karena dominasi politik sayap kanan dalam waktu 
yang cukup lama terutama sejak era Ozal. AKP memperlunak 
identitas dan agenda Islam setelah berkuasa karena tekanan militer 
dan birokrasi Kemalis. Partai ini harus mematuhi pedoman yang 
ketat rezim sekuler untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka 

34 M. Sya’roni Rofii, Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki Modern (2001-2007), 
Skripsi, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah, Universitas Islan Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2008. Hal. 55

35  Lihat, Anthony Bubalo, dkk., PKS dan Kembarannya; Bergiat jadi Demokrat di 
Indonesia, Mesir dan Turki, Jakarta, 2012. H. 78.
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mempertahankan status hukumnya.36 Harus diakui bahwa pada 
masa-masa awal pemerintahan, AKP terlihat banyak membangun 
sinergi dan kompromi politik dengan system politik yang ada. Hal 
ini menjadi tantangan tersendiri karena basis penguasa sebelumnya 
masih banyak berpengaruh baik dibirokrasi termasuk pada stakeholder 
lainnya. 

  Perkembangan internasional juga turut menjelaskan mengapa 
AKP menolak dipersepsikan sebagai kekuatan Islamisme yang 
diidentikkan dengan terorisme pasca peristiwa 9 september 2001. 
Kehadiran AKP sesungguhnya juga merupakan konsekuensi 
perjumpaan beberapa dekade antara Islam dan negara. Karenannya, 
ia bukan kekuatan yang a-historis, meskipun menegaskan dirinya 
demokrat-konservatif, justru kalangan Islamis dan sekuleris 
menuduhnya sebagai kamuflase (takiye). Kalangan Islamis khawatir 
kalau AKP semata-mata agen politik Barat. Tetapi sebaliknya kalangan 
sekuler khawatir AKP menyimpan agenda hendak mendirikan 
negara Islam seperti Iran. Elit AKP selalu menolak pandangan 
demikian, dalam sebuah wawancara Abdullah Gul misalnya, 
menggambarkan keunikan Turki yang tidak saja jembatan antara 
Eropa, Asia, Timur Tengah dan Kaukasus, tetapi juga mayoritas 
muslimnya yang mengedepankan demokrasi, hak azasi manusia 
dan ekonomi pasar bebas37 Sebenarnya AKP juga sadar bahwa pola 
gerakan dan garis kebijakan partai membuat banyak orang bertanya-
tanya bahkan curiga terkait visi AKP ini. Sehingga lawan-lawan 
politik AKP semakasimalmungkin untuk selalu memberi tindakan 
proteksi kepada semua agenda politik AKP selama berkuasa.

Selain pada strategi, daya tarik AKP terletak pada wajah-wajah 
baru yang moderat dan profesional. Selain Gul, yang paling menonjol 
adalah Erdogan yang memiliki latar belakang dan kiprah politik yang 
jelas. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Partai Refah (RP) Istanbul, 
sebelumnya pernah sebagai Ketua RP di Distrik Beyoglu sejak 1984. 
Pada tahun 1991 Erdogan terpilih sebagai anggota parlemen tetapi 
tidak dapat menempati kursinya. Namun, karir politiknya segera 

36  M Alfan Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di 
Turki, Jurnal Politika Vol.10 No. 1 Tahun 2014, hal. 94

37  M Alfan Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di 
Turki........... hal. 94-95



236 POLITIK ISLAM EMPIRIK

melejit setelah RP memenangkan pemilu lokal 27 Maret 1994 (25,19% 
suara).  Kemenangan partai yang dipimpin oleh Necmettin Erbakan 
itu, mengantarkannya sebagai walikota Istanbul, kota paling besar 
dan bergengsj di Turki.38 

Erdogan memiliki kesempatan emas untuk membuktikan 
bahwa dirinya mampu memimpin Istanbul. Erdogan melakukan 
sejumlah terobosan yang penting dalam merespons kebutuhan 
perkotaan sehari-sehari seperti kelangkaan air, polusi, dan 
kemacetan. Permasalah krisi air dipecahkan dengan menempatkan 
ribuan kilometer pipa baru. Masalah sampah dipecahkan dengan 
membangun fasilitas daur ulang. Polusi udara dikurangi dengan 
pemanfaatan gas alam sebagai sumber energi dan menggantikan bus 
publik yang ramah lingkungan. Kepadatan dan kemacetan Istanbul 
dipecahkan dengan membangun lima puluh jembatan, viadk dan 
jalan raya. Erdogan melarang penjualan alkohol di fasilitas-fasilitas 
yang dimiliki kota, mencegah korupsi dengan menjamin dana kota 
digunakan dengan bijaksana dan membayar kembali sebagian besar 
dari 2 milyar US dollar utang Kota Istanbul dan mendatangkan 
investasi 4 milyar US dolar. Erdogan sempat ditangkap dan diadili 
karena terlibat dalam protes pembubaran RP. Ia divonis 10 bulan 
penjara atas tuduhan menjalankan aktivitas anti-sekuler. Peristiwa 
ini tidak saja kehilangan jabatan walikota, tetapi harus mematuhi 
larangan berpolitik sampai 24 Juli 1999.39 Peristiwa sebenarnya 
menjadi awal dimana Erdogan membangun situasi yang memancing 
simpati rakyat. Isu yang diangkat Erdogan tentang perlawanan 
sekularisasi mendapat respon yang baik dari rakyat meskipun secara 
politik dampaknya kurang baik. 

Dukungan pemilih AKP pada pemilu-pemilu Turki sejak 
2002 menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, kendartipun 
gagal meraih suara di atas 50% dengan 34,28% suara pada pemilu 
2002. Dengan angka tersebut AKP secara mengejutkan menang 
telak, bahkan angka dukungan ini melebihi RP pada pertengahan 
1990-an. Ketika pemerintahannya dipandang sukse membenahi 

38 M Alfan Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di 
Turki.............hal. 95 

39  M Alfan Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di 
Turki.............hal.95-96
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perekonomian dan menunjukkan kinerja yang progresif pro-Uni 
Eropa, AKP semakin naik daun dan dukungan suaranya meningkat 
secara signifikan menjadi 47 % pada pemilu 2007. AKP semakin 
kokoh sebagai partai tunggal yang tidak harus membangun koalisi 
dalam pembentukan pemerintahan. Kesuksesannya terulang kembali 
pada pemilu 2011.40 

Mengemukanya karakter yang akomodatif terhadap demokrasi 
dan penonjolan identitas kanan tengah yang aspiratif terhadap 
kepentingan muslim, AKP tidak saja mampu mempertahankan 
basis dukungan pemilih konservatif, tetapi juga mendapatkan 
kepercayaan dari spektrum yang lebih luas. AKP dinilai sebagai 
partai yang mewarisi tradisi gerakan Islam (Islamisme) yang 
mengakar dan berjejaring luas. Para aktivis AKP terutama pemuda 
dan perempuannya aktif mendekati konstituen melalui tatap muka 
dan mengoptimalkan Pusat Komunikasi AK yang terdapat di markas 
pusat AKP maupun di provinsi, dimana semua warga diterima secara 
terbuka untuk mendiskusikan berbagai permasalahan, keluhan dan 
kebutuhan mereka dengan anggota partai.41

Kehadiran AKP diperkaya oleh kuatnya tradisi Islamisme42 
yang mengakar dan populer dalam isu anti-kemiskinan dan anti-
pengangguran, sesuatu yang lazim diklaim oleh sebagian jargon 

40 M Alfan Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di 
Turki.............hal. 96 

41 M Alfan Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di 
Turki.............hal. 96 

42  Islamisme diartikan sebagai sebuah keyakinan bahwa Islam memiliki seperangkat 
norma atau ajaran yang komprehensif dan unggul, yang bisa dijadikan sebagai pedoman 
untuk ketertiban atauran sosial. Di manapun kaum Islamis berusaha mengganti aturan 
sosial-politik yang ada dengan norma atau ajaran yang didasarkan tafsir tertentu atas 
ajaran Islam.  Usaha-usaha tersebut bisa ditempuh melalui aksi-aksi atau gerakan damai 
ataupun kekerasan tergantung oleh sistem nilai yang diyakini oleh aktor-aktor gerakan 
Islamis tersebut. Lebih lanjut, bahwa Islamisme (orientasi politik Islamis) merupakan 
sesuatu yang krusial dalam mendefinisikan sejauhmana seorang muslim di anggap 
Islamis atau tidak. beberapa ahli tentang masyarakat muslim, seperti Lewis dan Gellner, 
ataupun sarjana ilmu politik, seperti Huntington dan Kedourie, mencoba membuktikan 
bahwa Islmisme merupakan hal universal bagi kaum Muslim. Bagaimana mengukur 
Islmaisme, satu cara untuk melakukan hal tersebut adalah mengetahui bagaimana para 
ideolog Islamis mendefinisikan Islam sebagai Ideologi sosial politik. Bagi Bubalo dan Fealy, 
tujuan akhir Islmisme itu sendiri adalah pendirian negara atau sistem Islam.  Meskipun 
demikian, gerakan Islamisme itu sendiri tidaklah monolitik. Ada beberapa faksi di dalam 
Islamisme, tapi tujuannya sama, yakni mendirikan negara Islam, atau setidaknya sistem 
yang berdasarkan ideologi Islam. Lihat, Muhtadi, PKS: Suara dan Syariah, Jakarta, 2012. 
H. 48.
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sayap kiri. AKP juga dapat diterima oleh kalangan sekuler-demokrat 
karena isu-iasu pro-demokrasi, mendukung modernitas dan pro-
Uni Eropa. AKP juga diterima oleh borjuasi karen pro-pasar. Kerem 
Oktem mencatat bahwa AKP adalah fenomena perpaduan kesalehan 
Islam, demokrasi dan komitmen pasar bebas dengan label-label yang 
membentang dari Muslim-demokrat, moderat Islamis dan pasca-
Islamis. Kemenangan AKP lebih terasa sebagai kekalahan pola pikir 
sekuler Kemalis.43 Kemenangan AKP dan naiknya pamor Erdogan 
yang dianggap mewakili “perasaan” kaum muslim di Turki turut 
memberi andil bagi menurunnya dukungan terhadap Kemalisme 
terutama sekularismenya. Karena pada dasarnya masyarakat tidak 
melulu mempraktekkannya dalam kehiduapan sehari-hari karena 
akar religiusitas sudah mendarah-daging di dalam masyarakat Turki. 
Sekularisme yang dibangun oleh Ataturk lebih kepada aspek politik 
sehingga hal ini bisa berubah jika dilakukan perubahan-perubahan 
di dalam Konstitusi.

Militer sebagai penjaga Kemalisme, sejak tahun 2002 mulai 
mengalami perubahan. Amandemen konstitusi dan beberapa 
perubahan hukum lainnya telah menurunkan kadar keterlibatan 
militer Turki didalam politik domestik. Misalnya, memasukkan 
sejumlah sipil ke dalam MGK (Milli Guvenlik Kurulu) atau Lembaga 
Keamanan Nasional Turki (Amandemen konstitusi tahun 2001) dan 
beberapa amandemen lainnya yang menunjukkan usaha sipil untuk 
mendorong militer keluar dari politik praktis dan hanya mengurusi 
urusan militer semata.44 

Pemilu tahun 2011, menempatkan AKP sebagai pemenang dalam 
perebutan kursi diparlemen sebesar 49,83% namun ini merupakan 
penurunan dari suara di pemilu sebelumnya. Kemenangan AKP ini 
seperti de javu mengulangi kemenangan-kemenangan sebelumnya. 
Sebagai partai yang dianggap bersih, AKP juga dipandang profesional 
dimana pemerintahannya banyak memberikan kemapanan dalam 

43 M Alfan Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di 
Turki.............hal. 99 

44 Lihat Zeki Sarigil, The Turkish Military : Principal or Agent?, Jurnal Armed 
Forces & Society, 2012, sagepub.com/journalsPermissions.nav diakses pada 15 Agustus 
2016 
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politik, keamanan dan ekonomi. Secara spesifik, kemengan AKP ini 
dikaitkan dengan tema besar AKP untuk menggulirkan konstitusi 
baru pasca pemilu 2007. AKP proaktif meyakinkan sekutu-sekutu 
Baratnya bahwa mereka perlu merombak konstitusi.45 Keterlibatan 
militer di dalam politik tentunya tidak sejalan dengan sistem yang 
berlangsung di Eropa. Keinginan Turki untuk menjadi bagian dari 
Uni Eropa harus diikuti oleh perubahan-perubahan khususnya secara 
politik terkait dengan peran militer di dalam negara. Maka kemudian 
wajar isu perubahan konstitusi menjadi agenda utama partai ini. 

Pemilih AKP mencakup petani konservatif di pedalaman 
Anatolia dan juga para wirausahawan daerah yang banyak tuntutan. 
Komposisi pendukung AKP mencerminkan tiga perubahan dalam 
masyarakat dan politik Turki lebih dari 15 tahun yang lalu. Pertama, 
basis politik Gerakan pandangan Nasional (Milli Gorus Harekati) 
menjadi lebih kaya dan secara politik tegas. Kedua, sikap dari basis 
politik ini berkembang; tumbuh karena kekecewaan terhadap gaya 
politik Erbakan yang konfrontatif dan tidak memberikan efek. Ketiga, 
AKP mendemonstrasikan daya tariknya pada nilai-nilai kanan tengah 
dengan memenangkan suara yang kebanyakan berada di luar basis 
tradisonal gerakan tersebut.46 

Popularitas Erdogan juga dikaitkan dengan kemenangan 
beberapa kali AKP dalam pemilu. Erdogan dinilai sebagai orang 
yang menawan secara postur tubuh dan mampu menampilkan kesan 
rendah hati dan melayani. Erdogan menjanjikan banyak hal mulai 
dari menulis ulang konstitusi sipil, mega proyek, kota-kota baru, 
kereta api supercepat yang merengkuh jarak sepanjang Mekah hingga 
Xian, jembatan suspensi, pembangunan lapangan-lapangan terbang, 
tax holidays, “proyek gila” kanal besar yang sejajar dengan jalur air 
Bosphorus, serta ipad untuk semua. Pasca kemenangannya, majalah 
Time mengidentifikasi Erdogan sebagai “seorang Islamis moderat dan 
tegas membela demokrasi sekuler”, serta “pemimpin dunia paling 
berpengaruh”.47  Setelah kemenangan elektoralnya pada pemilu Juli 

45 M Alfan Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di 
Turki.............hal. 104 

46  Anthony Bubalo, dkk., PKS dan Kembarannya; Bergiat jadi Demokrat di 
Indonesia, Mesir dan Turki, Jakarta, 2012. H. 85.

47 M Alfan Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di 
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2007, AKP mulai focus dalam reformasi termasuk konstitusi yang 
dianggap tidak relevan lagi untuk diimplementasikan di Negara 
tersebut. AKP dalam perkembangannya terus memperjuangkan 
sebuah konstitusi yang melindungi Negara yang demokratis yang 
menjunjung tinggi hukum. 

Terkait dengan sekularisme, kemenangan AKP sebagai kekuatan 
politik pasca-Islamis48 di Turki membuka peluan untuk pemaknaan 
ulang sekularisme. Necmi Erdogan dan Fahriye Ustuner membuat 
peta pemikiran politik Turki dekade 1990-an yang ditandai dengan 
alternatif wacana neo-Kemalis yakni neo-liberal, pasca-liberal dan 
sipil Islam. Khusus sipil Islam menolak pandangan bahwa Islam itu 
anti-demokrasi dan mengkampanyekan perpektif Piagam Madinah. 
Mengemukanya alternatif atau tafsir lain terhadap Kemalisme, dapat 
dilihat sebagai tanda bahwa kemalisme telah menjadi ideologi paling 
formatif yang telah meninggalkan jejak-jejaknya, sehingga lebih 
tepat ditempatkan dalam konteks historis.49 Hal ini menunjukkan 
deKemalisasi di Turki telah terjadi, tidak hanya dalam tubuh 
pemerintahan, konstitusi bahkan dalam tataran pemikiran pun sudah 
mulai ditinggalkan. 

Meskipun sekularisme tidak meniadakan aktivitas keagamaan, 
bagi kalangan muslim saleh, ketatnya pembatasan simbolik 
keagamaan terutama dalam soal pemakaian jilbab terutama di 
lembaga-lembaga pemerintahan dan universitas dipandang sebagai 
suatu ekspresi diskriminatif dan anti agama yang berlebihan. 
Kelompok sekuler dan militer konservatif reaktif terhadap isu 
pencabutan pelarangan jilbab dan mengaitkannya sebagai ancaman 
terhadap sekularisme. Setidaknya hingga kini militer merupakan 

Turki.............hal. 105 
48  Konsep pasca-Islamis’me’ telah didefenisikan secara berbeda dan digunakan oleh 

sarjana Islamisme dan Islam. Bagi Olivier Roy, pasca-Islamisme merefleksikan kegagalan 
konseptual dan praktik islamisme yang berupaya mengislamkan Negara dan menyatukan 
agama dan politik. Dalam sebuah masyarakat pasca-Islamis, politik dan agama masih 
tetap otonom dalam artian bahwa politik mendahului agama (yaitu motivasi politik atau 
kepentingan mengalahkan agama), sementara Islamisasi ‘diswastakan’ dalam artian 
Negara tidak lagi dilihat penting dalam Islamisasi masyarakat. Lihat, Anthony Bubalo, 
dkk., PKS dan Kembarannya; Bergiat jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki, Jakarta, 
2012. H. 70.

49 M Alfan Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di 
Turki.............hal. 107 
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gambaran institusi Kemalis yang masih utuh walaupun nampak tak 
berdaya dalam menghadapi pergeseran politik yang menempatkan 
simbol-simbol keagamaan hadir di istana.50 Istri Erdogan mengenakan 
jilbab secara tertutup hal ini menunjukkan adanya perlawanan 
terhadap sekularisme yang melarang penggunaan simbol agama.

Hal di atas sesuai dengan tawaran paltform AKP seperti, 
mendorong perempuan berpartisipasi dalam kehidupan public 
dan aktif di politik; AKP juga mencabut ketetapan diskriminatif 
dalam hokum dan focus ‘meningkatkan kesejahteraan sosial dan 
kondisi kerja berdasarkan kebutuhan perempuan pekerja. Dari 71 
anggota pendiri AKP pada 2001, 12 di antaranya adalah perempuan-
separuhnya berjilbab-, dan separuhnya tidak.51 Tetapi sejak itu 
anggota perlemen perempuan AKP dipinggirkan, dimana hanya 
hanya seorangng diangkat menteri (urusan perempuan). Ayse 
Bohurler, satu-satunya anggota pendiri AKP yang sering vocal dalam 
perbedaan pendapat di parlemen.   

Namun demikian, terdapat secuil keraguan jika AKP mengutip 
keuntungan dari identitas Islamnya, bahkan jika AKP harus berhati-
hati tentang cara mengespresikannya. Jenny White52 berargumen 
bahwa apa yang dapat direfleksikan oleh hal ini adalah pergeseran 
AKP dari Islamisme ke ‘muslimhood’ (kemusliman secara umum). 
Yaitu dalam rangka menarik dukungan rakyat, gerakan ini kurang 
bergantung pada program Islamis atau bahkan program Islam 
dan lebih bergantung pada identitas agama dari wakil-wakilnya. 
Meskipun oleh banyak pengamat mengatakan bahwa kebijakan 
pemerintah AKP terkait reformasi yang dijalankan selama ini 
terkhusus dalam kaitannya dengan isu perempuan lebih dimotivasi 
oleh factor kepentingannya ke Uni Eropa disbanding menghormati 
hak-hak perempuan secara utuh.  Pemerintahan di bawah kekuasaan 
AKP tidak bisa dipungkiri mempunyai banyak kepentingan 
khususnya di Uni Eropa. 

50 M Alfan Alfian, Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di 
Turki.............hal. 108 

51  Anthony Bubalo, dkk., PKS dan Kembarannya; Bergiat jadi Demokrat di 
Indonesia, Mesir dan Turki, Jakarta, 2012. H. 91.

52  Anthony Bubalo, dkk., PKS dan Kembarannya; Bergiat jadi Demokrat di 
Indonesia, Mesir dan Turki, Jakarta, 2012. H. 89.
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Penutup
Turki saat ini telah memasuki era baru, kelompok Islamis 

moderat yang menguasai jalannya pemerintahan menunjukkan 
kemajuan diberbagai bidang yang mendapat dukungan besar dari 
masyarakat. Perubahan konstitusi sedikit demi sedikit dilakukan 
untuk mengurangi bahkan menghilangkan peran militer yang 
besar di dalam politik. Dekemalisasi telah mulai terjadi tidak hanya 
dalam masyarakat sipil tetapi juga di dalam tubuh pemerintahan. 
Tentunya usaha tersebut mendapatkan reaksi dari pihak-pihak yang 
pro terhadap Kemalisme yang ditandai dengan beberapa kali terjadi 
kudeta pasca pemerintahan Ataturk. 

Perkembangan Turki yang sangat pesat, apalagi negara ini 
sangat ingin tergabung dalam Uni Eropa sehingga hal-hal yang 
terkait dengan syarat menjadi anggota union tersebut harus dipenuhi 
termasuk peran minimalis militer di dalam politik. Meskipun 
demikian, Erdogan tidak pula meninggalkan negara-negara Arab 
termasuk terkait isu-isu Palestina-Israel dan Arab Spring yang sedang 
melanda beberapa negara di Arab.

Fenomena dunia Muslim di belahan dunia, Arab Spring telah 
memberi dampak besar khususnya pola pergerakan Islam dan politik. 
Kesadaran bahwa terjadinya kemunduran dunia muslim disebabkan 
dengan kurangnya komitmen untuk menjalankan ajaran Islam secara 
komprehensif. Kaum Islamis di Turki beranggapan bahwa sekarang 
ini telah terjadi ancaman secara Moral, intelektual dan fisik dari Barat. 
Sehingga muncul kesadaran bahwa satu-satunya yang paling cocok 
untuk melawan ancaman ini adalah kembali ke ajaran Islam yang 
sebenarnya. 

Munculnya semangat pembaharuan yang digulirkan untuk 
membenahi pemerintahan dunia Islam khususnya Turki, membuat 
pergeseran semangat revolusi nasionalisme Negara-bangsa 
yang ketat. Bahkan setelah pemerintahan Turki Usmani sendiri 
menasionalisasi dirinya sendiri menjadi sebuah bangsa dan sekaligus 
menandai berakhirnya Daulah Islamiyah (pemerintahan dunia 
Islam) telah memberikan warna tersendiri Negara Turki ditengah 
Negara-negara mayoritas di sekitarnya.  Sebagai pemerintahan yang 
mewakili mayoritas dunia Islam, pemerintahan Turki dianggap 
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berperan dalam membentuk ideologi baru perpolitikan dunia Arab 
sebagai basis Muslim dunia.

Meskipun demikian, bahwa semangat pembaruan di bidang 
pemerintahan di Turki sangatlah diwarnai oleh alam Barat. Namun, 
upaya pembaharuan yang dianggap ektrem ini terlalu mengorbankan 
banyak hal, khususnya Islam yang telah mendarah daging di dalam 
sanubari masyarakat Turki sejak dari dulu. Sehingga pemerintahan 
Erdogan yang dianggap Islamis itu turut memberi angin segar 
sebagian besar rakyat Turki yang sebelumnya teramat sekuler. Oleh 
karena itu, melihat konsidi objektif Turki saat ini, mesti ada semacam 
konsep yang mampu mengkolaborasikan antara ide Westernisasai, 
Islamisme dan Turkisme, dalam masyarakat Turki agar gejolak yang 
seringkali melibatkan militer bisa diantisipasi dari awal. 

Kudeta yang coba dilakukan oleh sekelompok militer tahun 2016 
namun kemudian gagal menunjukkan bahwa kekuatan militer yang 
pro Kemalisme sudah menurun. Militer tidak lagi bersatu untuk 
itu bahkan militer sudah mulai loyal kepada pemerintah terkait 
pada posisinya sebagai penjaga negara tidak lagi sebagai penjaga 
Kemalisme. Usaha kudeta tersebut juga menunjukkan bagaimana 
rakyat Turki sangat mendukung pemerintahan yang berlangsung 
dan turun ke jalan menghadapi para pelaku kudeta.   
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