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ABSTRAK 

Nama : Abdul Majid Hambali 

Nim : 30100118075 

Judul : AGNOSTISISME DAN FILSAFAT KETUHANAN (STUDI 

TERHADAP PEMIKIRAN BERTRAND RUSSELL) 

 

Skripsi ini membahas tentang Agnostisisme dan Filsafat Ketuhanan Dalam 
Pemikiran Bertrand Russell yang dijabarkan dalam rumusan masalah diantaranya 
yaitu; (1) Bagaimana Latar Belakang Munculnya Agnostisisme Bertrand Russell? 
(2) Bagaimana Kesarjanaan Filsafat Ketuhanan di Era Bertrand Russell? (3) 
Bagaimana Respon Filsafat Ketuhanan Terhadap Agnostisisme Bertrand Russell?. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang agnostiknya Bertrand 
Russell, perkembangan pemikiran filsafat ketuhanan serta kaitannya dengan 
agnostisisme, dan mengkoparasikan antara agnostisisme Bertrand Russell dengan 
pemikiran filsafat ketuhanan. 

          Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Filosofis, Historis 
dan Teologis. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian dari 
literatur library (penelitian kepustakaan) sehingga jenis penelitian ini adalah 
kualitatif dengan Teknik deskriptif. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, 
yaitu data primer dan sekunder dengan mengolah data secara deduktif, induktif 
dan komparatif. 

            Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya pemikiran agnostisisme 
Bertrand Russell disebabkan oleh ajaran agama (Kristen) yang tidak masuk akal 
dan tidak sejalan dengan apa yang diajarkan dan yang terjadi di kehidupan 
manusia serta perkembangan pemikiran filsafat seperti saintisme, rasionalisme, 
empirisme dan positivism. Agnostisisme yang sangat mengandalkan kekuatan 
akal manusia dalam mengakui sebuah kebenaran. Untuk itu, filsafat ketuhanan 
hadir menjelaskan maksud Tuhan secara logis serta berupaya menggeser paham-
paham yang mencoba meniadakan Tuhan dengan akalnya. Filsafat ketuhanan 
yang juga menggunakan pendekatan akal budi manusia dalam mengakui Tuhan 
memberikan berbagai argumen logis (ontologis, kosmologis, desain, moral, 
teleologis) bahwa Tuhan itu ada bukan mungkin ada dan mungkin tidak ada. 
Tetapi, filsafat ketuhanan belum cukup meyakinkan bagi Russell. Menurutnya, 
argument seperti itu adalah argumen yang lemah.  

Implikasi skripsi ini adalah persoalan iman bukan rasio maupun panca 
indra. Akal manusia memang tidak akan mampu mendeskripsikan Tuhan seperti 
halnya filsafat ketuhanan, melainkan hanya sebatas penguatan keyakinan kepada 
Tuhan melalui argumen yang mampu diterima oleh akal manusia. Oleh sebab itu, 
upaya merasionalkan (menghadirkan secara nyata) Tuhan adalah sia-sia. Dan 
karena tidak ada yang dapat diperbandingkan dengan Tuhan maka pencarian 
Tuhan melalui perbandingan akan menghasilkan kesimpulan yang keliru terhadap 
Tuhan.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembahasan tentang eksistensi Tuhan sering kali menjadi sebuah topik 

pembahasan yang panjang dan serius bagi umat manusia yang memiliki perspektif 

atau sudut pandang yang berbeda.
1 

juga dipertanyakan apakah "Tuhan" cocok 

dengan kategori metafisika. Klaim gereja secara bertahap dibantah oleh penelitian 

ilmiah. Misalnya, teologi gereja tentang fungsi "Tuhan" sebagai pencipta manusia 

diubah oleh teori evolusi biologis Darwin. Darwin mendalilkan bahwa proses fisik 

dan kimia saja yang bertanggung jawab atas evolusi dan perkembangan makhluk 

hidup yang ada jutaan tahun yang lalu.
2
 Dari teori Darwin di atas secara tidak 

lansung dia menolak substansi Tuhan atas manusia yang menganggap bahwa 

manusia bukan dari penciptaan Tuhan melainkan mengalami proses evolusi secara 

bertahap dari masa ke masa. 

Gagasan tentang metafisika yang telah lama diterima sebagai Injil kini 

dianggap salah, tidak dapat dibuktikan, abstrak, negatif, dan tidak fungsional. 

Selain itu, para filsuf berusaha membebaskan pengetahuan dari batasan dogmatis 

doktrin agama (Kristen). Antara lain, Immanuel Kant dengan kritiknya, Rene 

Descartes dengan rasionalismenya, David Hume dengan empirismenya, dan lain-

lain memberikan penjelasan segar tentang metafisika. Kant misalnya telah 

menggugurkan bukti tentang "Tuhan" ala klasik (ontological, cosmological, 

teological).
3
 Sikap kritis yang dimiliki manusia khususnya dikalangan intelektual 

                                                           
1Iqbal Kamal, ―Keraguan Agama: Studi Kasus Pada Individu Agnostik‖, Skripsi 

(Yogyakarta: Fak. Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII Yogyakarta, 2021), h. i. 

2Greg Sutomo, Sains dan Problem Ketuhanan (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 130.  

 3David Trueblood, Philosophy of Religion, terj. H. . Rasyidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1965), h. 49-52. 
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yang sangat mengandalkan akal pikiran dan realitas sebagai tolak ukur kebenaran 

cenderung beranggapan bahwa Tuhan dan segala sesuatu yang bersifat metafisik 

itu tidak ada karena tidak dapat dibuktikan secara pasti. Bagi manusia yang 

mengingkari Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak sejalan dengan 

akal manusia serta fenomena realitas maka sesuatu itu dipertanyakan 

keberadaannya dalam artian belum dapat diketahui secara pasti. Keraguan 

terhadap Tuhan dan agama ini muncul seiring berkembangnya pemikiran-

pemikiran dalam dunia filsafat khususnya dalam filsafat abad modern. Filsafat 

abad modern memiliki fokus yang berbeda dengan filsafat abad pertengahan yang 

cenderung mencari pembenaran terhadap wahyu atau eksistensi Tuhan melalui 

argumen-argumen filosofis, sedangkan filsafat abad modern lebih antusias 

membahas hal-hal yang bersifat konkret atau nyata dan mengabaikan hal-hal yang 

tidak konkret.
4
  

Filsafat abad modern merupakan era dimana fokus pemikirannya 

mengarah kepada hal-hal yang bersifat real dan mengesampingkan hal-hal yang 

tidak real (metafisika), sejarah kemunculan filsafat abad modern disebabkan 

karena timbulnya rasa tidak puas terhadap keputusan-keputusan dari pihak gereja 

yang dianggap sebagai upaya untuk membatasi kebebasan manusia dalam 

berpikir, sehingga berdampak negatif terhadap perkembangan intelektualitas, 

dimana para pemikir filsafat abad modern berorientasi kepada kepentingan 

manusia. Sejak zaman pencerahan dengan semboyan ―sapere aude‖ yang berarti 

―berani berpikir sendiri atau beranilah mengambil keputusan sendiri‖ muncullah 

zaman bebas, merdeka, dan tidak lagi memerlukan kuasa apapun yang datang dari 

luar -selain dari dalam diri manusia sendiri.
5
 Oleh karena itu, para filsuf abad 

                                                           
4Juhaya S. Praja, Aliran-Aliran Filsafat & Etika (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2014), h. 91-92. 

5Mudji Sutrisno dan F. Budi Hardiman, ed., Para Filosof Penentu Gerak Zaman, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 62-63.  
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modern bermunculan dengan hasil pemikiran masing-masing seperti Rene 

Descartes (Rasionalisme) dan David Hume (Empirisme). Rasionalisme dan 

Empirisme merupakan dua aliran filsafat yang memiliki pengaruh besar terhadap 

obyek kajian baru tentang filsafat, dimana sebelum dua aliran tersebut hadir para 

filsuf lebih berfokus kepada aspek-aspek ketuhanan atau metafisika. Pemikir 

modern berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari manusia itu sendiri, bukan 

dari kitab suci atau keyakinan agama, juga bukan dari pemerintah. Namun, ada 

sudut pandang yang berbeda tentang faktor mana yang berperan. Aliran 

Rasionalisme mengklaim bahwa rasio adalah sumber pengetahuan: kebenaran 

harus berasal dari akal. Aliran Empirisme, di sisi lain, berpendapat bahwa 

pengalaman, baik mental maupun indera, adalah sumber pengetahuan.
6
 Dari 

pemikiran tersebut belakangan aliran-aliran filsafat semakin menunjukkan 

eksistensinya yang juga kritis terhadap hal-hal yang berada di luar diri manusia 

serta menolak otoritas atau kebijakan-kebijakan dari kaum gereja yang sangat 

kaku terhadap ilmu pengetahuan. 

Thomas Henry Huxley (1825–1829) adalah orang yang menciptakan 

istilah "agnostik". Huxley, ahli biologi Inggris yang mendukung teori evolusi 

Charles Darwin, mendapat julukan "Darwin's Bulldog". Huxley memahami 

agnostisisme sebagai "teknik penyelidikan berbasis bukti yang skeptis", bukan 

sebagai suatu bentuk prinsip atau keyakinan.
7
 Ketika dia meragukan banyak aliran 

yang memperdebatkan "Tuhan", dia menyampaikan ketidaknyamanan 

intelektualnya dalam kumpulan esainya. Huxley kemudian menggambarkan 

dirinya sebagai "pemikir bebas", dan berbeda dengan "gnostik", yang mengaku 

                                                           
6M. Natsir, Filsafat Islam dan Ilmu: Dialektika Gerak Ruh Kebudayaan Racikan Relasi 

Integralistik (Makassar: Carabaca, 2019), h. 23. 

7Faisal, ―Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid‖, Agnostisisme 

Modern, no. 1 (Juli 2017), h. 24. 
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memahami banyak hal, dia menyatakan bahwa dia tidak memiliki pengetahuan 

tentang Tuhan. Komunitas gereja pada saat itu adalah apa yang dimaksud dengan 

"gnostik" dalam pengertian ini.
8
  

Agnostisisme ini terkait dengan konsep penangguhan sementara dalam 

menilai suatu kebenaran, kesalahan, keyakinan, atau ketidakpercayaan pada 

konsep hingga diperoleh ketentuan yang lebih jelas, yang dilambangkan dengan 

istilah ephoce (Yunani untuk jeda), yang dimanfaatkan oleh kelompok skeptis. 

Selain itu, ini menunjukkan penolakan yang telah diselidiki dengan cermat untuk 

pengetahuan agar dapat memahami apa pun tanpa bias.
9
 Agnostisisme mirip 

dengan skeptisisme tetapi juga menyimpang darinya dalam beberapa cara. Dalam 

esainya "Agnosticism and Skepticism A Comparative Analysis", Muhammad 

Mastury menyatakan bahwa jika keduanya berangkat dari keraguan, maka 

keraguan orang skeptis adalah tentang "hal-hal yang diketahui", sedangkan 

keraguan orang agnostik adalah tentang "subjek yang mengetahui". Karena 

keterbatasan pengetahuan yang dibawa oleh kompleksitas dan sifat supernatural 

objek pengetahuan, Mastury mengklaim bahwa keraguan skeptis dengan mudah 

cenderung menjadi ateis sedangkan agnostik cenderung tidak menjadi ateis. Ini 

bahkan dapat menyebabkan rasa rendah diri dan rasa pengetahuan yang tidak 

lengkap.
10

 Dengan demikian, menurutnya, bagi pandangan agnostik masih terbuka 

kemungkinan untuk menerima argumentasi dan karenanya tidak tertutup 

sebagaimana pandangan skeptis yang sudah menganggap tidak mungkin untuk 

mengetahuinya. Agnostisisme atau sering juga disebut agnostik yang menganggap 

bahwa Tuhan itu mungkin ada dan mungkin tidak ada, hal ini dikarenakan adanya 

                                                           
8James Hastings, ed., Encyclopedia of Religion and Ethic, (New York: Charles Seribner's 

Sons, tt), hal. 62. 
9Romo Philipus Tule, ed., Kamus Filsafat, (Bandung: Rosda Karya, 1995),  hal. 6.  
10Muhammad Mastury, Agnostisisme dan Skeptisisme Suatu Analisis Perbandingan, 

Jurnal Al-Jamiah, No. 45, 1991, h. 91.  
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ketidak mampuan manusia dalam membuktikan keberadaan Tuhan secara empiris. 

Namun, paham ini lebih meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada.
11

   

Agnostik adalah orang yang berpikir bahwa tidak mungkin mengetahui 

kebenaran dalam masalah-masalah Tuhan dan kehidupan akhirat.
12

 Secara definisi 

Agnostik dan Atheis mungkin sulit untuk dibedakan karena kepercayaan yang 

mendasar antar keduanya adalah tidak percaya terhadap Tuhan yang sifatnya 

metafisika, hal tersebut disebabkan oleh orientasi keduanya yang merujuk kepada 

hal-hal yang sifatnya sesuai dengan rasio dan empiris, sehingga kita yang tidak 

mengenal Agnostik dan Atheis secara jelas akan kesulitan untuk membedakan 

antar keduanya. Namun, pada dasarnya ada perbedaan antara Agnostik dan Atheis 

yang terletak pada konsep pemikirannya, Agnostik menolak Tuhan karena mereka 

tidak mampu mendefinisikan Tuhan secara pasti yang sifatnya tidak real dan 

berujung kepada kesesatan berpikir sehingga berakhir kepada penolakan tehadap 

eksistensi Tuhan sebagai suatu kepercayaan yang Esa. Sedangkan, Atheis tidak 

percaya terhadap Tuhan karena bagi mereka tidak ada penjelasan terkait Tuhan itu 

siapa, apa, dimana, dan bagaimana atau secara sederhana tidak ada fenomena 

empiris tentang Tuhan. 

 Filsafat ketuhanan adalah cara berpikir tentang Tuhan yang kritis, 

sistematis, metodis, dan mendasar. Ini membahas bagaimana seseorang secara 

rasional membenarkan kepercayaannya kepada Tuhan. Fenomena pengetahuan 

manusia (pemikiran atau gagasan) tentang Tuhan tercermin dalam filsafat 

ketuhanan. Manusia yang percaya pada Tuhan dapat terus percaya meskipun 

keinginan intelektual mereka untuk memahaminya. Ketika hasrat intelektual 

                                                           
11Muhaemin Latif, Perkembangan Teologi Modern (Makassar: Alauddin University 

Press, 2020), h. 81. 

12Louis Greenspan dan Stefan Anderson, Russell on Religion, terj. Imam Baehaqi dan 

Dian Yanuardy, Bertuhan Tanpa Agama (Yogyakarta: Resist Book, 2013), h. 32.  
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seseorang untuk memahami apa yang dia yakini, atau apa yang tidak dia percayai 

tetapi ingin dia pahami, dia melakukan refleksi. Dalam refleksi ini manusia akan 

mencari tahu sebuah jawaban mengenai eksistensi Tuhan, maka proses pencarian 

ini jika dilakukan secara sistematis dapat menjadi penyelidikan filosofis.
13

  

 Bertrand Russell, seorang filsuf dengan reputasi sebagai pemikir bebas, 

menghasilkan artikel-artikel yang menantang tentang filsafat, sains, dan agama, 

yang disusun menjadi sebuah buku berjudul Russell on Religon oleh Louis 

Greenspan dan Steefan Anderson. Russell terang-terangan dan jelas menentang 

agama dalam buku ini, tetapi ini tidak berarti bahwa dia secara umum anti-agama. 

Sejatinya ia adalah sosok yang sangat concern terhadap agama, peduli terhadap 

agama, serta memiliki cita-cita dan harapan yang tinggi terhadap peran agama 

dalam eksistensi manusia dan umat manusia. Ia meyakini dua poin utama dalam 

kritiknya: kecenderungan kuat agama-agama untuk mendukung dogma, yang 

seringkali menjadi penghambat tumbuhnya akal, dan kecenderungan lembaga-

lembaga sosial keagamaan untuk mengutamakan dogma, yang seringkali menjadi 

penghambat tumbuhnya nalar.
14

  

 Pernyataan khas yang dibuat oleh para filsuf yang telah digambarkan 

sebagai ateis atau setidaknya agnostik, seperti Betrand Russell. Hal-hal seperti itu 

normal bagi para filosof, tetapi mengejutkan bagi para pemuka agama atau da'i, 

terutama mereka yang berorientasi syari'ah. Memiliki Tuhan tanpa agama tidak 

masuk akal bagi umat beragama, da'i, atau bahkan mereka yang berorientasi 

                                                           
13Xaverius Chandra, Filsafat Ketuhanan (Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala, 

2017), h. 3-4. 

14Za‘im Achmad, ―Konsep Bertuhan Tanpa Agama Dalam Pemikiran Bertrand Russell 

(1872-1970 M)‖, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 

2016), h. 3.  
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syari'ah,
15

 karena di dalam al-Qur‘an sangat jelas Tuhan itu adalah Allah, Firman 

Allah dalam QS. al-An‘am /6 : 102 yang berbunyi;  

                                

    

Terjemahnya:  
―Itulah Allah Tuhanmu. Tidak ada tuhan selain Dia, pencipta segala 
sesuatu. Maka, sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu‖.

16
 

 Kajian ini mengkaji pemikiran Bertrand Russell dalam bukunya yang 

semula berjudul “Russell on Religion”, namun diubah namanya menjadi 

“Bertrand Russell: Bertuhan Tanpa Agama” dalam terjemahan bahasa Indonesia. 

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat topik ini, yang juga 

disertai dengan judul yang memukau. Selanjutnya, penulis dihadapkan pada 

dilema apakah definisi Bertrand Russell tentang tuhan tanpa agama itu benar atau 

tidak. Lalu, dengan asumsi itu, Bagaimana konsep yang dimaksud Russell? Ketika 

banyak kejadian di luar umat manusia yang merugikan, terutama yang dihasilkan 

oleh agama, penyelidikan ini menjadi vital. Dimana agama yang berpotensi 

menjadi standar tertinggi.
17

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Fokus Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

terkait ruang lingkup masalah yang akan diteliti, fokus penelitian ini 

merujuk kepada pemikiran Bertrand Russell tentang Tuhan yang terang-

                                                           
15Yusuf Suyono, Bertuhan Tanpa Agama, Jurnal Teologia, Vol. 22, No. 2, Juli 2011, h. 2. 

16Kementerian Agama RI, https://quran.kemenag.go.id/. 
17Za‘im Achmad, ―Konsep Bertuhan Tanpa Agama Dalam Pemikiran Bertrand Russell 

(1872-1970 M)‖, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 

2016), h. 3-4. 
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terangan mengangkat dirinya sebagai penganut paham Agnostik. Agnostik 

merupakan sebuah pemikiran yang memilih untuk tidak beragama atau 

secara kasarnya tidak percaya terhadap satu Tuhan dalam dunia ini.  

Pemikiran Russell ini berawal dari keresahannya terhadap agama yang dia 

anut sebelumnya yaitu Kristen, sehingga Russell berpendapat bahwa dia 

tidak butuh Tuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan menurutnya 

pencarian Tuhan adalah pencarian yang sia-sia. Namun, disisi lain Russell 

juga mengatakan bahwa agama adalah privasi yang tidak boleh di intervensi 

oleh gereja karena agama adalah pengalaman pribadi. 

Oleh karena itu, penulis mencoba mencari tahu lebih dalam lagi 

terkait pemikiran Russell tersebut yang tidak percaya akan Tuhan dengan 

perbandingan filsafat ketuhanan. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi Fokus ini dimaksudkan agar pembaca terfokus pada objek 

yang diteliti sehingga memungkinkan pembaca tidak mengalami kekeliruan 

saat memahami penelitian ini, oleh karena itu peneliti mencoba 

mendeskripsikan fokus penelitian sebagai berikut: 

a. Agnostisisme 

Agnostisisme adalah kepercayaan bahwa Tuhan tidak dapat 

diketahui secara empiris, sehingga Tuhan bisa ada atau tidak.
18

 Manusia 

tidak akan bisa mencapai pengetahuan tentang Tuhan menurut 

pemahaman ini, yang berada di tengah. Agnostisisme tidak secara tegas 

menyangkal atau menegaskan keberadaan Tuhan.
19

 

                                                           
18Muhaemin Latif, Perkembangan Teologi Modern (Makassar: Alauddin University 

Press, 2020), h. 81. 

 19Juhaya S. Praja, Aliran-Aliran Filsafat & Etika (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014), h. 52-

53. 
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b. Filsafat Ketuhanan 

Istilah filsafat berasal dari Bahasa Yunani yaitu Philosophii. Kata 

dasarnya adalah Philein/Philia dan Sophia yang memiliki arti cinta dan 

kearifan.
20

 Filsafat ketuhanan adalah pendekatan intelektual untuk 

berpikir tentang Tuhan, oleh karena itu disebut sebagai pendekatan 

filosofis.
21

 Kita diberi tuntunan dalam Islam, khususnya al-Qur'an, yang 

meminta manusia menggunakan akalnya untuk mempelajari dan 

merenungkan semua kejadian yang terjadi di alam semesta ini, serta 

berbagai hal yang terkandung di dalamnya, sebagai bukti kuat 

keberadaan Tuhan dalam berbagai ayat.
22

 

c. Bertrand Russell 

Bertrand Arthur William Russell adalah seorang filsuf dan 

matematikawan Inggris terkenal yang hidup dari 18 Mei 1872 hingga 2 

Februari 1970. Dia menghasilkan sejumlah buku dan pamflet tentang 

topik-topik seperti filsafat, moral, pendidikan, sejarah, agama, dan 

politik.
23

 

C. Rumusan Masalah  

Berangkat dari deskripsi latar belakang masalah di atas serta untuk 

membatasi pembahasan dalam penelitian ini agar tidak melebar ke pembahasan 

                                                           
20Abdullah, Pengantar Filsafat: Suatu Pengenalan Awal Memasuki Seluk Beluk Dunia 

Filsafat (Gowa: Gunadarma Ilmu, 2014), h. 9. 

21Muhammad Noor, Filsafat Ketuhanan, Jurnal Humaniora Teknologi, Vol. 3, No. 1, 

Oktober 2017, h. 28-29. 

22Firdaus M. Yunus, Mengenal Konsep Filsafat Ketuhanan dan Tasauf Ahmad Daudy, 

International Journal of Islamic Studies, Vol. 6, No. 1, June 2019, h. 5. 

23https://id.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell 
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yang lain. maka yang menjadi pokok masalah ialah bagaimana pandangan 

filsafat ketuhanan terhadap pemikiran Agnostik milik Bertrand Russell. 

Adapun yang menjadi sub masalah dalam rumusan masalah ialah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Latar Belakang Munculnya Agnostisisme Bertrand Russell? 

2. Bagaimana Kesarjanaan Filsafat Ketuhanan di Era Bertrand Russell? 

3. Bagaimana Respon Filsafat Ketuhanan Terhadap Agnostisisme Bertrand 

Russell? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah informasi yang sudah tersedia tentang data serta 

relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam kajian pustaka ini, Bertujuan 

untuk menciptakan sebuah penelitian yang tuntas dan komprehensif maka 

peneliti melakukan pra penelitian terhadap pemikiran agnostik Bertrand 

Russell serta kaitannya dengan filsafat ketuhanan. Dari berbagai macam 

penelusuran didapatkan berbagai hasil penelitian yang bersangkutan dan 

berkaitan, diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, tulisan yang berjudul ―Russell on Religion‖ karangan Louis 

Greenspan dan Stefan Anderson, terj. Imam Baehaqi dan Dian Yanuardy, 

Bertuhan Tanpa Agama. Dalam tulisan ini membahas tentang pemikiran-

pemikiran Russell tentang Tuhan serta penolakannya yang keras terhadap 

akar-akar fundamentalis, irasionalisme dan dogmatism dalam beragama.
24 

Kedua, tulisan yang berjudul “Perkembangan Teologi Modern” yang 

disusun oleh Muhaemin Latif, yang membahas tentang perkembangan-

                                                           
24Louis Greenspan dan Stefan Anderson, Russell on Religion, terj. Imam Baehaqi dan 

Dian Yanuardy, Bertuhan Tanpa Agama, Cet III, (Yogyakarta: Resist Book, 2013) 
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perkembangan teologi khususnya dalam agama Kristen. Menguraikan secara 

menyeluruh mulai dari sejarah, pemikiran, serta para tokohnya. 

Ketiga, tulisan yang berjudul “Filsafat Ketuhanan” yang disusun oleh 

Xaverius Chandra, tulisan ini membahas tentang definisi dari filsafat 

ketuhanan sebagai objek mendasar. Hal ini dapat menimbulkan berbagai 

keyakinan filosof tentang kesadaran manusia akan Tuhan, bahan ajar ini 

memuat bentuk sejarah pemikiran sebagai panorama pemikiran, dengan 

hanya beberapa filsuf dalam sejarah Filsafat Barat yang disinggung 

pemikirannya secara garis besar.
25

 

Keempat, tulisan yang berjudul “Aliran-Aliran Filsafat & Etika” 

disusun oleh Juhaya S. Praja, dalam tulisan ini penulis mengkaji secara 

mendalam mengenai aliran-aliran dalam filsafat dan etika, untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana manusia 

berpikir dan bertindak Filosofi yang diikuti orang dan etika yang mereka 

pahami memiliki pengaruh besar pada ide dan perilaku mereka. Mengingat 

keragaman pemikiran filosofis, metode termudah untuk memeriksanya adalah 

dengan membaginya ke dalam aliran-aliran filsafat.
26

 

Kelima, jurnal yang diberi judul “Bertuhan Tanpa Agama?” ditulis 

oleh Yusuf Suyono Volume 22, Nomor 2, Juli 2012. Menguraikan berbagai 

perspektif mengenai eksistensi Tuhan dalam sudut pandang agama dan 

pemikiran filsafat.
27

 Serta membahas pendapat para tokoh khususnya dalam 

ruang lingkup agama Islam. 

                                                           
 25Xaverius Chandra, Filsafat Ketuhanan (Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala, 

2017), h. ii. 

 26Juhaya S. Praja, Aliran-Aliran Filsafat & Etika (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014) 

 27Yusuf Suyono, Bertuhan Tanpa Agama, Jurnal Teologia, Vol. 22, No. 2, Juli 2011 
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Keenam, jurnal yang diberi judul “Mengenal Konsep Filsafat 

Ketuhanan dan Tasauf Ahmad Daudy” ditulis oleh Firdaus M. Yunus 

Volume 6, Nomor 1, Juni 2019. Dalam tulisannya membahas tentang konsep 

pendekatan Tuhan melalui akal budi dari Ahmad Daudy yang merujuk 

kepada al-quran.
28

 Menguraikan secara mendalam mengenai konsep dari 

Ahmad Daudy terhadap Tuhan. 

Dari enam kajian pustaka di atas, fokus bahasannya berbeda-beda satu 

sama lain tidak semua membahas tentang agnostik atau agnostisisme, 

sebagaimana fokus dalam skripsi ini yaitu pemikiran agnostisisme yang 

dianut oleh Bertrand Russell yang merujuk dari tulisan yang berjudul 

―Perkembangan Teologi Modern‖ yang disusun oleh Dr. Muhaemin Latif. 

Sedangkan, beberapa kajian pustaka di atas juga membahas tentang filsafat 

ketuhanan serta aliran-aliran dalam filsafat, intinya kajian pustaka diatas 

menjadi gambaran umum terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi 

ini.  

Dalam skripsi ini penulis ingin mengangkat pembahasan tentang 

pemikiran agnostisime Bertrand Russell dan menghubungkannya dengan 

pemikiran dan konsep dari filsafat ketuhanan, dimana penulis menganggap 

bahwa adanya relasi antara agnostik dan filsafat ketuhanan, disatu sisi 

agnostik ingin membuktikan secara nyata tentang eksistensi Tuhan di dunia 

ini dan disisi lain filsafat mencoba mendekati Tuhan dengan akal budi yang 

dimiliki manusia, dimana akal juga menjadi alat atau media yang digunakan 

paham agnostisime. Oleh sebab itu, penulis ingin menjadikan skripsi ini 

sebagai salah satu referensi kedepan mengenai pemikiran agnostisisme 

                                                           
 28Firdaus M. Yunus, Mengenal Konsep Filsafat Ketuhanan dan Tasauf Ahmad Daudy, 

International Journal of Islamic Studies, Vol. 6, No. 1, June 2019.  
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khususnya pemikiran Bertrand Russell dengan kaitannya terhadap filsafat 

ketuhanan. 

E. Metodologi Penelitian 

Tendensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebuah problem 

supaya hasilnya bisa optimal maka perlu digunakan suatu metode dalam 

menjalankan penelitian, penelitian dilakukan secara objektif untuk 

memecahkan sebuah problem atau permasalahan. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penelitian ini berstudi kajian perpustakaan 

(Library Research), yaitu sebuah penelitian yang mengumpulkan berbagai 

teori maupun pandangan serta pendapat-pendapat yang berkaitan dengan 

persoalan yang diteliti, dengan kata lain penelitian ini mengandalkan data 

pustaka yang kemudian diolah sebagai bahan penelitian.
29

 

Penelitian yang peneliti lakukan tergolong ke dalam jenis penelitian 

literatur atau kepustakaan maka peneliti berpendapat pendekatan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif, karena jenis penelitian yang termasuk ke 

dalam pendekatan kualitatif adalah di antaranya studi kasus, biografi, 

etnografi dan kepustakaan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitian berupaya menganalisis asumsi yang mendasari 

pemikiran tokoh yang tersebut. Pendekatan yang dilakukan peneliti pada 

penelitian ini adalah pendekatan: 

a.  Pendekatan Filosofis, peneliti menggunakan pendekatan filosofis sebab, 

pendekatan filsafat pembebas manusia dari kesalahan berfikir kepada 

                                                           
29Cik Hasan Basri, Model Penelitian Fiqih,(Cet.II; Bogor: Prenada Media, 2003), h. 89. 
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berfikir secara logis dan sistematis.
30

 Menurut Sidi Gazalba adalah 

berfikir Secara mendalam, mendetail, Sistematis dan Universal dalam 

rangka mencari kebenaran inti,hikmah,dan peranan penting dalam 

pembentukan sintesis. Pendekatan Filosofis ini di maksudkan usaha 

melakukan sebuah analisis secara universal dan radikal mengenai 

pemikiran agnostisisme Bertrand Russell sehingga diperoleh 

pengetahuan mengenai pemikirannya secara substansial. 

b. Pendekatan Kesinambungan Historis, pendekatan ini merupakan suatu 

ilmu yang didalamnya berupa penyelidikan kritis terhadap latar belakang, 

waktu, tempat dan Pelaku dari peristiwa tersebut. Pendekatan ini 

menggambarkan latar belakang intelektual dan apa saja yang 

mempengaruhi pemikirannya, sehingga lahir interpretasi obyektif 

terhadap masalah yang diteliti. 
31

 

c. Pendekatan Teologis, pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan 

arah yang jelas dalam melakukan telaah kritis terhadap sisi persoalan 

yang diajukan, sekaligus memberikan perbedaan terhadap pembahasan 

yang bercorak teologis-filosofis.  

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Deskripsi, Metode ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran 

agnostisime Bertrand Russell dan kaitannya dengan filsafat ketuhanan 

berdasarkan dokumen dan informasi yang telah terkumpul, sehingga 

terkuak kemungkinan menyelami konsep humanisme tersebut. 

                                                           
30Paulus wahana, Filsafat Ilmu Pengetahuan ( Yogyakarta:Pustaka Diamond,2016), h. 28. 
31Mardalis, Metode Penelitian: Suatu pendekatan proposal, (Jakarta:Bumi Aksara,2006), 

h. 32. 
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b. Kesinambungan historis, metode ini menganalisis serta menggambarkan 

item material dalam sebuah kontruksi sejarah yang tersedia untuk masa 

depan dalam dua makna. Dari satu persfektif cenderung untuk membuat 

pemahaman yang bertambah produktif ialah lebih berkarakter objektif 

serta kritis. Tidak hanya itu naskah ataupun kejadian yang dahulu 

memberikan uraian serta jawaban atas masalah ini. Dengan demikian 

dijumpai arti serta orientasi yang tidak direncanakan oleh pengarang 

terdahulu. Sehingga manuskrip ataupun kejadian yang lama senantiasa 

penting, tetapi ditemukan  makna baru.
32

 

c. Interpretasi, Metode interprestasi dimaksudkan menafsirkan, membuat 

tafsiran atau pandangan teoretik yang kemudian bertumpu pada bahan 

obyektif, metode interpretasi juga berupa suatu bentuk kegiatan 

menganalisa data dengan cara mendalami karya tokoh yang dikaji. 

d. Metode Kritis yaitu tata cara analisa sebutan serta komentar dengan 

menciptakan kebenaran lewat metode bertanya serta menganalisannya 

secara kritis.berikutnya diadakan tata cara deduktif, ialah proses Analisa 

terhadap evidensi ilmiah dengan bertumpu pada perihal yang bertabiat 

universal setelah itu mengambil kesimpulan secara khusus.
33

 

4. Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan peneliti pada saat penelitian terdapat 

dua ialah informasi atau data primer serta data sekunder. Sebab penelitian 

ini merupakan sebuah penelitian yang bersifat kepustakaan, maka peneliti 

mengumpulkan sumber bahan, dan tulisan-tulisan serupa yang kemudiah 

                                                           
32Kaelan, Metode Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta, Paramadina,2005), h. 175. 

33Kaelan, Metode Kualitatif Bidang Filsaf, h. 13. 
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dipilah dan diseleksi, hasil dari seleksi itulah yang kemudian peneliti bisa 

menetapkan mana evidensi yang benar-benar diperlukan, 

a. Data primer, yaitu sebuah pengambilan data pada sebuah karya atau 

literatur yang ditulis oleh tokoh yang dikaji, karya-karya Bertrand 

Russell di antaranya yaitu buku yang berjudul:  

1) Louis Greenspan dan Stefan Anderson, Russell on Religion, terj. 

Imam Baehaqi dan Dian Yanuardy, Bertuhan Tanpa Agama, Cet III, 

Yogyakarta: Resist Book, 2013. 

b. Data sekunder, yaitu sebuah data yang terdapat dalam literatur, tulisan 

atau karya-karya yang ditulis oleh ahli pemikiran terkait tokoh yang 

diteliti dan dapat dijadikan rujukan reverensi secara obyektif. 

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

  Kajian dan penelitian di bidang Ushuluddin berkaitan dengan 

penerjemahan teks ke dalam realitas, maka analisis data tidak bisa 

dilepaskan dari analisis semantik bahkan hermeneutik.
34

 Adapun langkah 

langkah yang ditempuh peneliti dalam melaksanakan analisis informasi data 

yang telah ada, ialah sebagai berikut: 

a. Langkah pertama adalah dilakukan pengumpulan literatur pendukung 

ataupun buku-buku yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. 

b. Langkah Kedua, peneliti membaca secara simbolik, yaitu peneliti 

membaca secara tidak universal dan hanya menangkap pokok pikiran 

yang ingin dituangkan oleh buku, kemudian menyusunnya. 

                                                           
34Syahrin Harahap, Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada,2000), h.8. 
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c. Langkah ketiga ialah membaca secara intens dan mencoba memahami 

agar menangkap hakikat dan substansi kemudian peneliti 

memindahkannya ke buku data baik itu secara mengutip langsung tanpa 

mengubah kata-kata maupun dengan menangkap esensi data dan 

mencetaknya dalam Bahasa peneliti. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai penulis dalam 

tulisannya tersebut melalui sebuah penelitian baik itu lapangan maupun 

kepustakaan yang merupakan implementasi dari sebuah judul yang dipilih 

oleh penulis, barikut tujuan dari penelitian ini:  

a. Memahami sejarah dan pemikiran agnostisisme Bertrand Russell 

b. Memahami kesarjanaan filsafat ketuhanan di era Bertrand Russell 

c. Memahami pengaruh filsafat ketuhanan terhadap agnostisisme Bertrand 

Russell 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian dengan judul ―Agnostisisme dan Filsafat Ketuhanan (Studi 

Terhadap Pemikiran Bertrand Russell)‖ di harapkan untuk mencapai 

mamfaat penelitian pada umumnya yaitu menemukan kebenaran yang 

tersembunyi dibalik pengetahuan. Manfaat-manfaat yang diharapkan adalah 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Sebagai sumbangsih pemikiran guna menambah wawasan 

pengetahuan secara teoritis mengenai agnostisisme dan filsafat 
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ketuhanan secara spesifik dalam perspektif pemikiran Bertrand 

Russell. 

2) Sebagai referensi tambahan dalam bidang pemikiran khususnya yang 

berkaitan dengan teologi kepercayaan seperti pemikiran agnostisisme 

Bertrand Russell. 

3) Sebagai kontribusi terhadap implementasi tridharma perguruan tinggi 

sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi akademisi dan pembaca, penelitian ini bisa merefleksi ulang 

mengenai agnostisisme khususnya dalam pemikiran Bertrand Russell 

dengan melihat fenomena masyarakat yang memiliki pemahaman 

agnostik. 

2) Bagi semua kalangan, memberikan mantikan untuk melakukan dan 

mengimplementasikan kajian agnostisime Bertrand Russell dan 

filsafat ketuhanan. 
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BAB II 

MUNCULNYA AGNOSTSISME 

A. Sejarah Awal Agnostisisme 

Puncak atau awal mula munculnya karaguan bahkan penolakan atas Tuhan 

ditandai dengan munculnya masa pencerahan di dunia Barat yang dikenal 

dengan istilah renaissance yaitu berakhirnya dominasi gereja terhadap 

manusia. Pada masa tersebut muncul berbagai macam teori filsafat yang 

berusaha untuk melawan dominasi gereja melalui dogma-dogma agama 

(Kristen) yang membatasi kebebasan manusia, kemudian puncak dari argumen-

argumen tentang penolakan eksistensi Tuhan popular di zaman modern yang 

mengacu kepada hal-hal duniawi semata sehingga pemikiran zaman modern 

tidak lagi bersandar kepada Tuhan melainkan kepada pemikiran manusia itu 

sendiri. 

Salah satu paham yang terkenal saat ini yaitu agnostisisme, agnostisime 

merupakan paham yang mengakui dirinya sebagai yang tidak mempunyai 

pengetahuan tentang ada atau tidaknya Tuhan. Tokoh yang paling terkenal 

dengan pemikiran agnostiknya adalah Bertrand Russell yang mengatakan 

bahwa manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui akan adanya 

Tuhan maupun tidak adanya Tuhan.  

Agnostisisme juga merupakan singkatan linguistik untuk antignostisisme. 

Menurut A. Hardon, gnostisisme adalah aliran yang menghormati kemampuan 

untuk memahami misteri alam semesta dan apa yang ada di bawahnya. Dia 

mengklaim bahwa sekolah gnostisisme adalah kelanjutan dari sekolah 

panteistik yang mendahului kedatangan agama Kristen.
35

 Sebagai antitesa dari 

                                                           
35Vide John A. Hardon, Pocket Chatolik Dictionary (New York: A Division of 

Doubledaya and Company Inc, 1985), h. 163.   
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gnostisisme, maka menurut aliran agnostisisme, adalah mustahil atau tidak 

mungkin manusia mempunyai pengetahuan tentang Tuhan.
36

 Agnostisisme 

berorientasi kepada teologi yang mengacu terhadap kepercayaan sesorang, 

untuk itu dalam pembahasan lebih lanjut penulis juga membahas teologi. 

1. Teologi 

Secara umum, bahasa Latin dianggap sebagai sumber kata teologi dalam 

bahasa Indonesia, meskipun bahasa Latin berakar dari bahasa Yunani Kuno. 

Istilah "theo" dan "logos" membentuk kata "theologia" dalam bahasa Yunani 

Kuno dan Yunani Romawi. Istilah "theo" mengacu pada dewa atau kelompok 

dewa dalam bahasa Grik kuno (theos). Selain itu, kata Yunani "logos" berarti 

logika, wacana, doktrin, teori, atau sains.
37

 Selanjutnya, dalam Bahasa Inggris 

dikenal dengan istilah ―theology‖ yang dimaknai sebagai ―formal study of the 

nature of God and of the foundations of religious belief‖, yaitu suatu ilmu yang 

fokus membahas tentang dasar-dasar kepercayaan dalam agama.  

Selanjutnya, Pseudo Dionysius membuat perbedaan antara teologi positif 

(berdasarkan Alkitab), teologi negatif, dan teologi superlatif (sesuai dengan 

pandangan Neoplatonik tentang Tuhan sebagai 'hampir' dalam segala hal), 

menurut Lorens. Tak satu pun dari metode ini yang terbukti efektif, oleh karena 

itu teologi mistik suatu cabang teologi yang sama sekali baru akhirnya 

diajukan. 

Menurut Joesoef Sou'yb, kata "teologi" merujuk pada keyakinan mendasar, 

teori, atau ilmu tentang Tuhan dalam arti luas, atau dengan kata lain, cabang 

ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan.
38

 Jika 

                                                           
36Philipus Tule, SVD. ed, Kamus Filsafat (Bandung: Rosda Karya, 1995), h. 6. 
37Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 1090. 
38Joesoef Sou‘yb, Perkembangan Theologi Modern (Jakarta: Rimbow, 1987), h. 2.   
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demikian halnya, teologi sebenarnya adalah cabang filsafat karena tujuan 

filsafat adalah untuk mengeksplorasi "apa yang ada dan apa yang mungkin 

ada".
39

 Manusia dan Tuhan adalah apa yang dimaksud dengan "yang ada dan 

mungkin ada". Jika demikian halnya, maka jelaslah bahwa ada dua jenis 

teologi: yang seluruhnya didasarkan pada pemikiran (filsafat) dan yang 

didasarkan pada ajaran atau teks agama.
40

 Keadaan ini melibatkan diskusi 

teologis karena setiap agama mengakui realitas Tuhan dan hubungan Dia 

dengan ciptaan-Nya. Jika demikian, maka setiap agama memiliki teologinya 

masing-masing. Ada banyak teologi, termasuk Kristen, Katolik, Yudaisme, 

Konfusianisme, Hindu, Budha, dan Islam.
41

 

Teologi menurut Muhammad Al- Fayyadl dapat dibagi ke dalam dua hal, 

yaitu teologi sebagai ―sistem keyakinan‖ dan teologi sebagai ―kajian‖.
42

 

Pertama, teologi adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan pandangan 

dunia yang dibentuk oleh gagasan ketuhanan yang secara inheren hadir dalam 

praktik agama. Teologi adalah tubuh kepercayaan yang sepenuhnya dipahami 

dan dipraktikkan oleh pengikut agama tertentu sebagai sistem kepercayaan. 

Kedua, wacana yang dihasilkan melalui penelitian, kajian, dan pendekatan 

terhadap konsepsi ketuhanan disebut sebagai teologi dalam pengertian kajian. 

Sebagai sebuah studi, teologi lebih kritis daripada normatif dalam situasi ini. 

Dalam pengertian ini, teologi adalah percakapan filosofis tentang gagasan 

ketuhanan karena terdiri dari kumpulan wacana. Teologi ini menganalisis 

konsep ketuhanan yang paling mendasar dan rumit; akibatnya, metodologinya 

bersifat epistemologis dan ontologis.  

                                                           
39Nihaya, Filsafat Umum, dari Yunani Sampai Modern (Makassar: T. Pen., 1999), h. 19. 
40Abdul Asiz Dahlan, Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Islam (Jakarta: Beunebi 

Cipta, 1987), h. 13.   
41Abdul Asiz Dahlan, Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Islam, h. 15. 
42Muhammad Al-Fayyadl, Teologi Negatif Ibn „Arabi (Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 63-

64.   
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St. Eusebius, seorang peletak teologi Kristen setelah St. Origenes, misalnya, 

mendeskripsikan teologi sebagai Tuhan umat Kristen dan tentang Kristus, 

disini ia mengungkapkan bahwa definisi tersebut untuk membersihkan teologi 

dari mitos-mitos pagan yang diwariskan oleh Neo-Platonisme dan filsuf 

Yunani Kuno.
43

 

Teologi secara umum dipahami sebagai ilmu tentang Tuhan, dapat dilihat 

dari akar katanya yaitu ―Theos‖ (Tuhan) dan ―Logos‖ (ilmu pengetahuan). 

Dengan demikian, teologi dapat dipastikan fokusnya selalu tentang konteks 

ketuhanan, serta teologi juga tidak akan ada jika Tuhan tidak ada. Maka dari 

itu, Tuhan sebagai fondasi utama yaitu titik awal sekaligus titik akhir dalam 

pembahasan teologi. 

2. Teologi Barat Modern 

Pemikiran teologis modern telah berkembang di Barat (Kristen) pada tingkat 

yang praktis identik dengan Islam. Proses berpikir setiap orang diinformasikan 

oleh latar belakang atau konteks Islam, misalnya, memiliki sejarah yang 

mencakup interaksi dengan budaya Barat dan keadaan internal yang ada di 

antara umat Islam di negara atau wilayah tertentu. Pemikiran Kristiani dewasa 

ini juga dipengaruhi oleh keadaan atau konteks yang ada pada bangsa atau 

daerah tertentu. Solusi atas persoalan yang berkembang di suatu bangsa atau 

daerah sebagai akibat interaksi dengan budaya lain atau keadaan internal 

warganya adalah pemikiran modern. 

Lahirnya pemikiran teologi Kristen modern di Eropa tidak lepas dari situasi 

yang terjadi di Eropa. Situasi tersebut antara lain peristiwa Pencerahan di  

                                                           
43Elis Teti Rusmiati, AGNOSTISISME: Studi di Universitas Prof. Dr. Moestopo 

(Beragama) dan Universitas Paramadina Jakarta, Disertasi (Bandung: Pasca Sarjana Universitas 

Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018) h. 37. 
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Eropa pada abad ke-18.
44

 Kejadian ini menyebabkan pergeseran yang 

signifikan dalam peradaban Eropa. Orang-orang di Eropa mulai semakin 

percaya pada logika dan pemikiran yang masuk akal. Cahaya yang menuntun 

manusia dianggap akal. Semua klaim otoritas diselidiki dan dievaluasi dalam 

konteks alasan. Semakin banyak aspek kehidupan yang tidak lagi diatur oleh 

gereja atau didominasi oleh keyakinan agama, dan apa yang sebelumnya diakui 

sebagai aturan ilahi mulai dipertanyakan (proses sekularisasi). Paradigma ini 

juga mempengaruhi ranah teologis. Doktrin gereja mulai diteliti. Ketika sampai 

pada Reformasi, tradisi gerejawi yang tidak sejalan dengan Alkitab ditolak, 

namun selama Pencerahan, Alkitab diperiksa secara kritis secara terpisah dari 

doktrin gerejawi. 

Semuanya berawal dari manusia dan diakhiri dengan manusia yang menjadi 

pusat kehidupannya, manusia pada masa itu merasa begitu percaya diri dengan 

bakatnya sehingga tidak lagi membutuhkan agama atau Tuhan. Ketika orang 

mulai menganggap diri mereka sebagai subjek dalam hidup dan berhenti 

mengucap syukur kepada Tuhannya, di sinilah masalah dimulai. Hal ini 

disebabkan oleh fakta bahwa hanya objek lingkungan berbasis empiris yang 

terlihat oleh manusia, dan objek immaterial atau tidak terlihat lainnya 

diabaikan atau tidak diamati sama sekali.
45

 Bahkan pada saat tertentu, Tuhan 

bagi mereka menjadi penghambat dari kemajuan.
46

 

Tidak semua hal dalam teologi harus selalu mengikuti rumusan logis. 

Keberadaan alam akhirat atau persoalan surga dan neraka tidak bisa dibuktikan 

                                                           
44Elis Teti Rusmiati, AGNOSTISISME: Studi di Universitas Prof. Dr. Moestopo 

(Beragama) dan Universitas Paramadina Jakarta, Disertasi (Bandung: Pasca Sarjana Universitas 

Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018) h. 41. 
45Kamaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, Agama Masa Depan, Perspektif 

Filsafat Parennial (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 45.  
46Muhaemin Latif, Perkembangan Teologi Modern (Makassar: Alauddin University 

Press, 2020), h. 13. 
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secara empiris. Dengan kata lain, ketika harus menyelesaikan masalah 

metafisik ini, kritik melalui nalar akan terhenti. Lebih jauh lagi, kritik pada 

akhirnya akan terhenti saat membahas Tuhan, yang transenden dan tidak 

terlihat. Perjumpaan dalam latar ini akan melahirkan sejumlah arus teologis 

kontemporer, antara lain sebagai berikut: 

a. Eksistensialisme 

Fokus eksistensialisme adalah manausia, namun paham ini bukan 

bagian dari antropologi, sebab objek penelitiannya bukan manusia secara 

fisik, namun realitas keseluruhannya untuk menhetahui eksistensi kebenaran 

yang ada pada manusia.
47

 Intinya paham ini membahas tentang hakikat 

manusia.
48

 Dalam perkembangannya eksistensialisme juga membahas yang 

berkaitan dengan aspek ketuhanan saat itu. Dalam paham ini ada dua tokoh 

yang membahas tentang penolakannya terhadap eksistensi Tuhan yaitu 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) dan Jean Paul Sartre (1905-

1980). 

Diketahui bahwa F.W. Nietzsche percaya bahwa "Tuhan itu Mati". 

Karena kekristenan hari ini bukanlah ajaran yang otentik. Karena Yesus 

adalah orang terakhir dalam kekristenan yang mati di kayu salib, 

kekristenan dihancurkan setelah dia.
49

 pandangan ini adalah bentuk 

kritiknya terhadap ajaran Kristen yang menurutnya tidak masuk akal. Ada 

dua pandangan yang Nietzsche melatar belakangi pandangannya tentang 

Tuhan mati yaitu nihilism dan kritik terhadap agama Kristen. 

                                                           
47Saidul Amin, Filsafat Barat Abad 21 (Cet I, Riau: Daulat Riau, 2012), h. 61. 
48Brooke Noel Moore dan Kenneth Bruder, Philosophy: The Powert of Ideas (California: 

Mayfield Publishing Company, 1999), h. 575. 
49Alija Ali Izetbegovic, Membangun Jalan Tengah: Islam di antara Timur dan Barat 

(Jakarta : Mizan, 1992), h.251. 
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Nihilisme adalah kemerosotan cita-cita luhur sehingga makna aslinya 

hilang.
50 

Karena Tuhan telah mati, keadaan ini mengakibatkan suasana yang 

tidak berarti dan kurangnya iman terhadap prinsip-prinsip Kristiani.
51 

Pada 

akhirnya, orang bebas menjalani hidup sesuka mereka, tanpa batasan apa 

pun.
52 

Manusia harus bangkit dan menetapkan standar moralitasnya 

sendiri.
53

 

Dia menargetkan agama sebagai irasional karena kepercayaan pada 

Yesus ditemukan dalam agama Kristen. Dia tidak lagi melihat Yesus yang 

asli; sebaliknya, dia melihat Yesus yang fanatik dan brutal. Yesus sebagai 

jalan hidup tidak mungkin bagi mereka.
54

 Kekristenan bukanlah agama yang 

mempromosikan kebebasan manusia; sebaliknya, itu adalah agama orang-

orang yang tertindas dan tersiksa. 

J.P. Sartre terkenal dengan pandangannya tentang penolakannya 

terhadap keberadaan Tuhan, baginya manusia di era modern harus 

menghadapi fakta bahwa Tuhan itu tidak ada.
55

 Ide tentang Tuhan adalah 

suatu yang kontradiksi. 

―Untuk itu dia menjelaskan empat empat implikasi ketidak 
wujudan tuhan, yaitu: Pertama, Karena tuhan tidak ada maka tidak 
ada pencipta manusia dan tidak ada konsep yang abadi. Kedua, 
karena tuhan tidak ada, maka tidak ada alasan yang pasti yang 
berbicara tentang kenapa semua ini ada?  Ketiga, Karena tuhan 
tidak ada maka tidak ada perencanaan abadi yang akan mengatur 
apa yang akan terjadi. Keempat, karena tuhan tidak ada, maka tidak 
ada standar nilai yang abadi‖.

56
 

                                                           
50Nietzsche, The Will Power, Kaufman, ed. (London : Lowe & Brydone, 1968) h. 10. 
51Saidul Amin, Filsafat Barat Abad 21 (Cet I, Riau: Daulat Riau, 2012), h. 64. 
52K. Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 64. 
53Leonard Binder, Islam Liberal, Kritik Terhadap Idiologi-idiologi Pembangunan 

(Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2001), h. 298. 
54Karl Jaspers, Nietzsche and The Christianity (USA : Hendry Regnery Company, 1963), 

h. vii –viii.  
55Vincent Martin, Filsafat Eksistensialisme: Kierkegard, Sartre dan Camus (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2001), h. 29. 
56Saidul Amin, Filsafat Barat Abad 21 (Cet I, Riau: Daulat Riau, 2012), h. 66.  
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Dari kutipan diatas menegaskan penolakan J.P. Sartre terhadap 

keberadaan Tuhan secara nyata. Baginya tidak ada yang abadi, tidak ada 

sang pencipta, dan tidak ada pertanyaan tentang kenapa semua ada. 

Penolakannya yang keras sangat tergambarkan dari kutipan diatas yang 

menolak semua yang berkaitan dengan Tuhan melalui pemikirannya tentang 

eksistensialisme. 

b. Naturalisme 

 Naturalisme merupakan gabungan dari istilah nature (sifat) dan isme 

(pemahaman). Oleh karena itu, naturalisme adalah cara berpikir yang 

menitikberatkan pada alam, yang dimanfaatkan sebagai landasan 

keberadaan segala sesuatu. Fondasi naturalisme dalam pembangunan tidak 

terbatas pada alam; mereka juga termasuk iman manusia modern dan 

kepercayaan agama..
57 

Suatu teori ketuhanan yang didasarkan pada hukum 

alam dan menggunakan akal sering disebut sebagai teologi naturalisme. 

Elias A. Elias mendefinisikan teologi naturalistik dalam situasi ini sebagai 

perpaduan antara keprihatinan religius dan pemahaman ilmiah.
58 

Hasbullah 

Bakry menambahkan bahwa teologi naturalistik juga dikenal sebagai 

"teodecea", atau ilmu pengetahuan, yang melihat bagaimana keadilan Tuhan 

tercermin dalam kelestarian dan ketertiban alam.
59

 

 Berbagai definisi di atas menjelaskan tentang apa yang dimaksud 

dengan naturalisme serta kaitannya dengan agama. Agama dalam 

naturalisme dijadikan sebagai pembanding antara yang terjadi di alam 

dengan yang tertulis dalam kitab-kitab agama, paham ini mencoba mencari 

                                                           
57Muhaemin Latif, Ragam Paham Dalam Teologi Modern (Cet I, Makassar: Quantum, 

2022), h. 37.  
58Elias A. Elias, Elias, Modern Dictionary English Arabic (Kairo: Elias Moders 

Press, 1968), h. 84. 
59Hasbullah Bakry, Sistematika Filsafat (Jakarta: Wijaya, 1986), h. 60.  
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kesinambungan antara dogma dalam agama dan apa yang terjadi pada 

kenyataan alam itu sejalan atau tidak. Hal ini dipengaruhi oleh terjadinya 

Rennaissance yang terjadi pada abad ke 15-16 yang mendorong para intelek 

saat itu untuk menyelaraskan keyakinan dalam agama dengan akal. 

Sebaliknya, ternyata isi kitab suci yang mereka tegaskan tidak dapat 

menjelaskan dan mengembangkan rasionalitas dalam mengkaji peristiwa 

alam dan mencernanya dengan nalar manusia, tidak dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut.
60

 Keadaan tersebut menimbulkan reaksi yang keras 

terhadap agama yang dianggap sebagai penghambat dalam kemakmuran 

manusia modern. 

c. Saintisme 

Saintisme merupakan diskursus penting dalam teologi modern, 

keberdaannya menjadi sebuah paham atau ideologi yang memberi warna 

baru dalam hubungannya antara sains dan teologi atau paham keagamaan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak hanya sebatas pemberi kemudahan 

bagi manusia dalam kehidupan, melainkan juga membuat manusia merasa 

superior dalam artian sombong yang menyebabkan manusia angkuh 

terhadap teologi. 

Manusia dalam paham ini tidak lagi bergantung kepada ajaran agama 

dalam kehidupannya melainkan bergantung kepada sains, sains menjadi 

pedoman baru manusia dalam menapaki kehidupan. Ilmu pengetahuan 

memiliki posisi yang istimewa karena dengan sains mampu membuat hal 

yang tidak mungkin menjadi mungkin. Disamping itu agama menjadi 

                                                           
60Himyari Yusuf, Teologi Naturalisme dan Implikasinya Terhadap Paradigma 

Peradaban Manusia Kontemporer, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 7, No. 

2, Desember 2013. 
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tersudutkan dalam kehidupan manusia karena dianggap tidak cukup mampu 

menjawab persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia.  

Ilmuwan berpendapat bahwa kebenaran segala sesuatu harus sesuai 

dengan logika sains atau premis-premis ilmiah; dalam konteks ini, 

kebenaran agama dan keberadaan Tuhan juga harus dievaluasi dengan 

logika ini. Tetapi karena Tuhan dan agama menentang logika ilmiah dan 

tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ilmiah, mereka ditolak oleh sains. 

Saintisme dapat disebut sebagai salah satu faktor pendukung keberadaan 

ateisme modern. Bahkan keyakinan agama dianggap sebagai penghalang 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
61

 

St Thomas Aquinas, yang melihat sains sebagai entitas terpisah yang 

ada antara dunia alami dan dunia supernatural, dipercaya membantu sains 

menjadi disiplin ilmu pada abad ke-16 dan ke-17. Sejarah telah 

menunjukkan bahwa butuh waktu lama untuk memisahkan sains dari 

agama, dan pemisahan itu secara alami dimulai pada garis yang disebutkan 

di atas.
62

 Dalam perkembangannya pendapat Thomas di atas banyak 

melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang menyatakan diri berbeda pandangan 

dengan gereja. Seperti, Galileo Galilei, yang muncul setelah Copernicus, 

adalah contoh ilmuwan yang mencari kebenaran dengan cara yang 

bertentangan dengan ajaran gereja.
63

 Sayangnya, banyak dari kalangan 

mereka berakhir tragis karena menentang otoritas gereja saat itu. Misalnya, 

Giordano Bruno harus rela dibakar hidup-hidup karena menganut ajaran 

                                                           
61Muhaemin Latiiiif, Ragam Paham Dalam Teologi Modern (Cet I, Makassar: Quantum, 

2022), h. 126.  

 
62Louis Leahy, Aliran-Aliran Besar Ateisme: Tinjauan Kritis (Yogyakarta: Kanisius, 

1985), h. 117. 
63Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, Keterkaitan Ilmu, 

Agama dan Seni (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017), h. 214. 
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Copernicus dan Galileo Galilei bahwa matahari adalah pusat tata surya 

(heliosentris).
64

 Hukuman ini juga berfungsi untuk menyoroti sifat 

ketegangan yang rumit dan bernuansa antara agama Kristen dan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.
65

 Dalam hal ini adanya perbedaan dengan 

orang-orang yang berkuasa seperti kaum gereja yang dikenal dengan 

sifatnya yang otoriter memiliki konsekuensi yang besar karena melawan 

kekuasaan paham gereja saat itu dampaknya seperti yang dijelaskan di atas. 

d. Sekularisme 

Sekularisme berasal dari kata sekularisasi yang berarti membebaskan 

tatanan masyarakat dan kebudayaan dari pengaruh agama, sekularisasi 

berawal dari perkembangan peradaban manusia yang semakin modern 

dimana terdapat banyak kemajuan seperti di bidang teknologi, sains dan 

tatanan masyarakat yang menjadi latar belakang munculnya generasi yang 

beranggapan bahwa hal-hal yang berbau agama tidak lagi mampu menjawab 

isu-isu dalam kemasyarakatan yang ada.
66

 Padahal sebelum kemunculan 

sekularisasi masyarakat mendapatkan jawaban dari berbagai pertanyaan 

melalui agama. 

Posisi gereja dan ajarannya telah disingkirkan dan sekarang dipandang 

sebagai masalah pilihan pribadi setiap orang, tidak terkait dengan tantangan 

masyarakat atau global. Dibandingkan dengan mitos dan dewa di masa lalu, 

manusia saat ini lebih mandiri.
67

 Era pencerahan yang hadir sebagai buah 

                                                           
64Muhaemin Latif, Ragam Paham Dalam Teologi Modern (Cet I, Makassar: Quantum, 

2022), h. 127. 
65Marwah Daud Ibrahim, Teknologi Emansipasi dan Transendensi: Wacana Peradaban 
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66David L. Smith, A Handbook of Contempporary Theology (Grand Rapids: Baker Books, 
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dari pemikiran filsafat juga memicu nuansa berpikir manusia tentang 

teologi, Rennaisance memicu hadirnya gerakan reformasi yang ditandai 

dengan berakhirnya hegemoni agama (gereja),
 
memerintahkan orang-orang 

untuk mempertimbangkan kembali dogma iman Kristen agar tetap dapat 

diterapkan mengingat perubahan yang terjadi di dunia.
68

 

Sekularisme juga disebut sebagai sekularisasi radikal karena 

pendapatnya yang terang-terangan berupaya menolak atau mengusir agama 

dan pemahaman yang religious dari kehidupan manusia, bahkan dapat 

mengarah pada penyangkalan terhadap Tuhan (ateis). Akibatnya,
 
Tuhan 

tidak lagi dianggap sebagai konsep abstrak yang berada di luar pemahaman 

manusia. Di sisi lain, sekularisasi masih memungkinkan seseorang 

menjalankan agamanya secara tertutup dan tidak secara tegas menyangkal 

keberadaan Tuhan. Banyaknya persoalan sosial yang terjadi seharusnya 

tidak dipengaruhi oleh keyakinan agama seseorang.
69

 Dengan demikian, 

sekularisasi berbeda dengan sekularisme, dimana sekularisme adalah paham 

yang dikonotasikan sebagai sekularisasi radikal yang langsung menganggap 

bahwa Tuhan tidak lagi dinilai sebagai yang ada dan berbanding terbalik 

dengan sekularisasi yang hanya membatasi tanpa menganggap Tuhan sudah 

tidak ada.  

e. Ateisme 

  Ateisme secara harfiah berarti "tanpa Tuhan" dalam bahasa Yunani, di 

mana huruf "a" berarti "bukan" atau "tanpa", dan huruf Yunani I berarti 

                                                           
68Fauzan, Sekularisasi Dalam Pandangan Harvey Cox, Kalam: Jurnal Studi Agama dan 

Pemikiran Islam, Vol. 6, No. 2, 2012. 
69Sonny Eli Zaluchu, Mengkritisi Teologi Sekularisasi, KURIOS: Jurnal Teologi dan 
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"tuhan" atau "dewa",
70 

dan isme menunjukkan pemahaman. Akibatnya, 

ateisme dapat dilihat sebagai sistem kepercayaan yang menegaskan 

ketiadaan Tuhan.
71

 Adapun ateisme adalah suatu paham yang tidak 

mengakui Tuhan itu ada, atau yang mengakui Tuhan itu tidak ada.
72

 

Sederhananya, ateis merupakan teologi modern yang berkembang di barat 

yang secara tegas menganggap Tuhan tidak ada dan manusia tidak 

membutuhkan Tuhan seperti yang diajarkan dalam paham keagamaan 

secara umum. 

Perkembangan pemikiran naturalisme yang ditolak dan dipertahankan 

oleh mazhab bahwa Tuhan tidak ada hubungannya dengan perubahan alam 

menjadi penyebab ateisme ini.
73

 Sains dan teknologi yang berkembang 

begitu pesat pada abad 19 menciptakan sebuah gerakan baru dalam dunia 

barat modern saat itu, kemandirian yang kuat untuk tidak lagi bergantung 

kepada Tuhan melainkan kepada manusia itu sendiri yang dianggap sebagai 

pemegang kunci perubahan terhadap kemajuan dunia saat itu. Oleh karena 

itu, muncullah tokoh-tokoh yang pro terhadap paham ateisme ini sebut saja 

Karl Marx, Charles Darwin, Sigmund Freud dan Friedrich Nietzsche, 

mereka saat itu menggegerkan dunia akibat pemikirannya tentang Tuhan. 

Mereka jugalah yang meletakkan fondasi ateisme secara filosofis dan 

rasional sehingga tidak menyisahkan tempat bagi Tuhan.
74

 Bagi mereka 

Tuhan tidak lagi dibutuhkan sebagaimana yang terjadi sebelum kemunculan 

                                                           
70David Mills, Atheist Universe: The Thinking Person‟s Answer to Christian 

Fundamentalism (t.tp: tp, tt), h. 25.   
71Karel A. Steenbrink, Perkembangan Teologi dalam Dunia Kristen Modern 
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RELIGIONs: Jurnal Studi Agama-agama, Vol. 1, No. 2, September 2021.  
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ateisme ini, dimana masa itu kebenaran masih disandingkan atau dilandasi 

atas dasar paham keagamaan yang menjadi sebuah kepercayaan ditengah-

tengah kehidupan manusia. Namun, seiring berjalannya waktu pemikiran 

manusia juga semakin berkembang yang didasari oleh akal atau rasio. 

Akibatnya rasio manusia mulai mendominasi kehidupan termasuk soal 

ketuhanan yang berujung kepada penolakannya terhadap Tuhan.  

f. Agnostisisme 

Agnostik berarti seseorang yang meyakini bahwa tidak ada yang 

diketahui atau dapat diketahui tentang keberadaan atau sifat Tuhan. Dalam 

konteks non-agama, agnostik berarti memiliki sikap ragu-ragu atau tidak 

berkomitmen terhadap sesuatu, misalnya dalam kalimat: ―Sampai sekarang 

saya sudah cukup agnostik tentang reformasi pemilu‖.
75

  

Pengertian yang hampir sama juga dapat ditelusuri dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia bahwa agnostik adalah orang yang berpandangan 

bahwa kebenaran tertinggi (misalnya Tuhan) tidak dapat diketahui dan 

mungkin tidak akan dapat diketahui.
76

 Sederhananya bahwa suatu informasi 

dianggap benar adanya apabila kita mampu mendefinisikannya secara 

rasional dan bukti yang nyata dari informasi tersebut dan apabila hal 

tersebut tidak dapat dibuktikan maka akan ada keragu-raguan akan 

kebenaran dari informasi tersebut. 

Dalam filsafat, seorang agnostik menyadari bahwa pengetahuan 

tentang kebenaran yang berkaitan dengan teologi, metafisika, Tuhan, dan 

Tuhan tidak dapat diperoleh melalui penggunaan akal manusia yang 

terbatas. Seorang agnostik berpendapat bahwa tidak ada cara untuk 
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mengetahui Yang Mutlak dengan kepastian mutlak. Terlepas dari 

kemungkinan perasaan subyektif, seorang agnostik pada dasarnya tidak 

memiliki pengetahuan mendasar yang diperlukan untuk memverifikasi 

secara rasional keyakinan mereka pada "Yang Mutlak".
77

 

Secara historis dapat ditelusuri bahwa kata agnostik berasal dari 

bahasa Yunani Kuno, a berarti ―tanpa" dan gnosis berarti "pengetahuan". 

Kata ini pertama kali menjadi popular di kalangan para filsuf ketika Thomas 

Henry Huxley (1825-1895), seorang ahli biologi Inggris, menyampaikan 

keyakinannya dalam suatu pertemuan pada tahun 1869 untuk 

menggambarkan filsafat yang menolak semua klaim pengetahuan spiritual 

atau mistis.
78

 

Huxley menjelaskan bahwa Agnostik bukanlah sebuah kredo, 

kepercayaan, atau pengakuan terhadap suatu keimanan. Agnostik 

merupakan metode yang didasarkan pada suatu prinsip. Dalam mencari 

suatu prinsip, seorang agnostik selalu menuntut alasan tanpa henti, ini 

merupakan sifat baik agnostik dalam metode berfikir secara ilmiah, dan 

tidak boleh berpura-pura mengambil kesimpulan dari hal yang tidak 

memiliki bukti atau dapat dibuktikan, sisi ini dianggap sebagai sisi negatif 

agnostik, karena manusia memiliki keterbatasan akal dalam pengetahuan,  

atau membutuhkan waktu lama dan proses panjang demi suatu 

pengetahuan/pembuktian.
79
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Huxley dikenal sebagai pencetus term agnostisisme, menjelaskan 

bahwa agnostisism merupakan sebuah hasil pemikiran melaluli kerangka 

berpikir filsafat yang mendalam mengenai hal-hal yang bersifat metafisika 

atau yang berkaitan dengan konteks ketuhanan, agnostisism yang 

diperkenalkan oleh Huxley bukanlah sebuah agama atau kepercayaan yang 

dianut oleh kebanyakan umat manusia pada umumnya. Tetapi, sebauah 

solusi bagi orang-orang yang haus akan kebenaran dari eksistensi Tuhan 

tetapi mendapati kebuntuan dalam menafsirkan apa yang kita sebut sebagai 

Tuhan dan Agma. Sehingga mereka ragu akan keberadaan Tuhan.
80

  

Penamaan Agnostik pada metode pencarian Tuhan yang disampaikan 

Huxley ini, mengakibatkan perkembangan agnostik menjadi populer dan 

menjadi perbincangan para ilmuwan. Ketertarikan terhadap topik agnostik 

bermunculan, kemudian melahirkan perkumpulan para penganut agnostik, 

banyak jurnal dan tulisan mengenai itu, bahkan di sekolah-sekolah saat itu, 

anak-anak mulai diperkenalkan dengan tiga konsep keagamaan: theisme 

(beragama), atheisme (tidak beragama) dan agnostik. 

Di atas kepopulerannya, perkembangan pemahaman agnostik 

membawa pada dua dampak: positif dan negatif. Positif, karena memberikan 

pengaruh pada kemajuan berpikir, lebih kritis pada tataran aplikatif tentang 

konsep Tuhan. Dibandingkan dengan paham-paham keagamaan yang lain 

agnostik memiliki kelebihan yaitu sifat kritis yang menjadi alat dalam 

proses pencariannya tentang kebenaran yang absolut. Di sisi lain, 

kepopuleran paham agnostik juga memberikan kesan negatif. Agnostisme 

pada awalnya dianggap sebagai nama lain dari ateisme.  Namun pada 
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perkembangannya bahkan mungkin hingga sekarang, angotisme mendapat 

pandangan negatif dari theism dan atheism karena dianggap sebagai paham 

yang ragu-ragu.
81

  

Pada perkembangan selanjutnya, Agnostisme kemudian muncul 

sebagai konsep ‗jalan tengah‘ dan dianggap sebagai penengah dalam 

berbagai perdebatan tentang ateism dan theism. Penengah, yang dianggap 

memiliki sikap netral/tidak memihak terhadap ateism dan theism, dan 

seperti banyak penengah dalam perkelahian, sosok penengah berakhir 

dengan dibenci oleh kedua pihak yang berselisih. Agnostik sebagai 

penengah, dianggap negatif karena dinilai bermuka dua atau bahkan tidak 

memiliki muka karena keraguannya terhadap eksistensi Tuhan. Penganut 

paham agnostisme diilustrasikan sebagai seseorang yang golput atau yang 

tidak memilih dalam pemilu, didalam pemilu tersebut ada dua pilihan 

kandidat yaitu Theis dan Atheis. Agnostisme disini memilih menjadi 

penengah atau dengan kata lain tidak memilih Theis dan juga tidak memilih 

Atheis, karenanya agnostisme disini dianggap sebagai paham yang ragu-

ragu dalam menentukan sebuah pilihan.  

Beberapa filsuf lain sebelum Huxley, seperti Pythagoras, seorang 

filsuf Yunani  (580-496 SM) dan Nasadiya Sukta dalam penciptaan mitos 

Rig Veda dalam sebuah teks sansekerta kuno, yang agnostik tentang asal 

usul alam semesta. Selain itu, Huxley dan filsuf skolastik abad pertengahan 

David Hume (1711–1776) memiliki pandangan serupa bahwa tidak praktis 

bagi seseorang untuk menerima segala sesuatu yang tidak dapat 
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ditunjukkan.
82

 dari penjelasan diatas kita bisa menyimpulkan bahwa paham 

agnostisme sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi tidak popular karena 

belum ada label atau istilah pada masa itu yang mampu menggambarkan 

pemikiran tersebut, barulah di era Thomas Henry Huxley diperkenalkan 

dengan istilah ―Agnostisisme/Agnostik‖. 

Pada abad ke-19 salah satu tokoh filsuf yang secara kuat meyakini 

bahwa dirinya adalah seorang agnostik, ialah Bertrand Russell (1872-1970) 

dengan pernyataanya yang terkenal ―Why I Am not a Christian?‖. Bagi 

Russell, seorang agnostik tidak mungkin mengetahui keberadaan Tuhan dan 

masa depan, sebagaimana dalam keyakinan Kristen dan agama lainnya. 

Russell mengatakan seseorang yang percaya tidak mungkin mengetahui 

kebenaran tentang hal-hal seperti Tuhan dan akhirat dikatakan sebagai 

seorang ateis. Jika tidak selalu memungkinkan, setidaknya untuk saat ini. 

Dalam keyakinan Russell, Eksistensi Tuhan, sekalipun tidak mustahil, 

namun sangat tidak pasti.
83

 Seorang agnostik memegang pendapat bahwa 

keberadaan Tuhan serta hal-hal supranatural lainnya tidak bisa dibuktikan, 

atau setidaknya belum bisa dibuktikan sampai saat ini.  Ketidakyakinan 

akan eksistensi Tuhan ini dengan sendirinya juga sulit menerima kehadiran 

agama. 

Perspektif dan sikap ekstrim yang dikenal sebagai "closed agnostism", 

yang berpandangan bahwa Tuhan dan ajaran-ajaran-Nya tidak dapat 

diketahui dan dibuktikan secara murni oleh akal manusia, lahir dari sikap 

skeptis terhadap doktrin-doktrin agama. Akibatnya, doktrin agama tentang 
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"Tuhan" kehilangan "makna" atau signifikansinya. Hasilnya adalah setiap 

upaya untuk mengikuti ajaran Tuhan secara otomatis ditolak.
84

 Oleh karena 

itu, sebagian orang menganggap bahwa agnostik dan ateis sama atau tidak 

bisa dibedakan. Jika dilihat dari definisi keduanya memiliki perbedaan satu 

sama lain yang membuat orang bingung dalam membedakan agnostik dan 

ateis adalah dalam konteks pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari.  

B. Pemikiran Agnostisisme Bertrand Russell 

1. Biografi Bertrand Russell 

Seorang penulis yang produktif, Bertrand Arthur William Russell juga 

dikenal sebagai Bertrand Russell. Pada tanggal 18 Mei 1872, Russell lahir di 

Trellech, Monmouthshire, Wales. Dia berasal dari keluarga aristokrat di 

Inggris. Lord John Russell, kakek dari pihak ayah, menjabat sebagai 

perdana menteri Inggris pada tahun 1840-an dan 1860-an di bawah Ratu 

Victoria. Katherine, ibu Russell, adalah anggota keluarga bangsawan dan 

Rosalind Howard, permaisuri Carlisle, adalah saudara perempuannya. Pada 

zaman mereka, kedua orang tua Russell dianggap agak radikal. Viscount 

Amberley, kakek dari pihak ayah Russell, adalah seorang agnostik dan 

menyetujui hubungan istrinya dengan Douglas Spalding, guru anak-anak 

mereka. Dukungan awal kontrasepsi oleh kedua orang tua Russell sekarang 

dipandang memalukan.
85

  

Russell adalah keturunan Lord John Russell, yang menjabat sebagai 

Perdana Menteri Inggris di bawah Ratu Victoria. Russell dibesarkan dalam 

                                                           
84William L Rowe adalah seorang professor filsafat agama dari Purdue University, dan 

menulis buku   Agnosticism, tahun 1998.  Pernyataan ini dikutip dalam buku tulisan Edward Craig. 

Routledge Encyclopedia of Philosophy. Taylor & Francis. 
85Helmy Hidayatulloh, ATEISME VS TEISME MODERN: Studi Kritis Terhadap Bertrand 

Russell dan Nurcholish Majid (Tangerang Selatan: Pustakapedia, 2020), h. 93. 



38 
 

 
 

rumah tangga Kristen yang ketat. Orang tuanya sangat berhati-hati dalam 

menegakkan prinsip-prinsip kekristenan dan benar-benar mempraktikkan 

agama mereka. Oleh karena itu, Bertrand Russell memiliki semangat 

religius teologis yang tertanam secara implisit semacam ini. Sebagai bagian 

dari pendekatan pragmatis neneknya terhadap agama, dia selalu menemani 

Russell ke gereja setiap hari Minggu. 

Neneknya memegang ide-ide religius konservatif, meskipun dia 

progresif dalam hal lain. Nenek Russell memiliki pengaruh besar pada kode 

moralnya dan perasaannya tentang keadilan sosial. Russell mengungkapkan 

pengaruh signifikan neneknya terhadap dirinya: 

 ―Pada 1876, sesudah ayah saya meninggal, ketika saya dibawa ke 
rumah kakek dan nenek saya. Kakek saya berusia delapan puluh tiga 
dan sudah sangat lemah. Saya ingat beliau kadang-kadang dibawa 
keluar rumah dengan kursi roda, terkadang beliau di kamarnya 
membaca Hansard (laporan resmi dalam parlemen). Beliau sangat 
baik kepada saya dan nampaknya tidak pernah keberatan dengan 
suara ribut anak-anak. Tetapi beliau terlalu tua untuk memberi 
pengaruh kepada saya secara langsung. Beliau meninggal pada tahun 
1878 dan saya mengenal beliau melalui nenek saya yang kagum 
dengan daya ingat beliau. Nenek saya lebih kuat pengaruhnya atas 
pandangan umum saya dibandingkan siapapun juga, meskipun, sejak 
menginjak dewasa dan selanjutnya, saya tidak setuju dengan banyak 
pendapatnya‖.

86
 

Pengaruh pendidikan agama yang kental membuat Russell terpacu 

untuk merefleksikan ajaran-ajaran religius secara kritis. Refleksi-refleksi 

tersebut akhirnya mengantar Russell pada suatu situasi batas yakni menolak 

ajaran religius teologis itu.
87 

Anthony Grayling, seorang penulis terkenal 

yang mengkritik agama, menganggap Russell sebagai individu yang saleh. 

Max Weber, seorang sosiolog yang berspesialisasi dalam etika Protestan, 
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juga menganggapnya sebagai seorang Kristen yang tenang. Russell sering 

digambarkan sebagai orang yang sopan dan religius oleh rekan kerja dan 

teman dekatnya. Meskipun Russell tidak mendeklarasikan agama tertentu, 

komitmennya pada cinta, perdamaian, dan keadilan universal telah 

membuatnya memilih jalan cinta untuk kemanusiaan, karena baginya itu 

adalah dasar untuk menghindari kesia-siaan, menurut penulis biografinya 

Ray Monk. -mencari Tuhan dengan sia-sia.
88

 

Dia menghasilkan banyak tulisan filosofis dan memberikan komentar 

tentang berbagai topik, dari yang serius hingga yang sepele.
89 

Dia menjadi 

terkenal karena berpartisipasi dalam diskusi sosial politik dan dianggap 

sebagai filsuf oleh komunitas yang lebih besar. Kontribusi utamanya pada 

filsafat dan logika. Karena perbedaan ini, ia memiliki pengaruh yang 

signifikan baik pada isi maupun estetika filsafat abad ke-20.
90

 

Selama periode 1940-an hingga 1950-an, Russell aktif berpartisipasi 

dalam program wawancara siaran radio BBC, selain juga menulis dalam 

sejumlah majalah dan surat kabar. Buku filsafatnya, A History of Western 

Philosophy (1945), telah menjadi best-seller. Pemikiran dan karya-karyanya 

diakui banyak kalangan. Pada 1949, Russell memperoleh penghargaan 

Order of Merit dari Kerajaan Inggris. 

2. Agnostisisme Bertrand Russell 

Bertrand Russell, seorang filsuf dengan reputasi sebagai pemikir 

bebas, menerbitkan tulisan-tulisan menantang tentang filsafat, fisika, dan 
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2022 pukul 19.58 WITA.  
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agama yang disusun oleh Louis Greenspan dan Steefan Anderson ke dalam 

buku Russell on Religion. Buku ini menguraikan satu cara untuk menolak 

keras dogmatisme irasional di jantung fundamentalisme.
91

 Pada tahun 1920 

Russell merasa terdorong menegaskan skeptisismenya mengenai 

kemungkinan agama akal karena dewasa ini banyak ahli ilmu alam 

mengatakan bahwa kemajuan sains telah membuktikan kesalahan 

materialisme lama dan cenderung membangun kembali kebenaran agama.
92

 

Kebanyakan esai-esai yang ditulis oleh Russell merupakan 

sebuah kritik terhadap agama-agama yang populer saat ini, dari 

beberapa kritikannya didasari atas ketidakpuasan Russell terhadap hal-

hal yang diyakini dalam konsep beragama. Menurutnya, banyak 

keyakinan dalam agama yang keliru atau tidak memiliki validasi yang 

kuat untuk sampai pada sesuatu yang bisa dipastikan keasliannya, 

bahkan konsep ketuhanan sekalipun Russell menolaknya. Saat ditanya 

jenis bukti apa yang dapat meyakinkannya bahwa Tuhan itu ada, 

Russell menjawab‖ 

―Saya kira seandainya saya mendengar suara dari langit yang 
meramalkan semua yang akan terjadi pada saya selama dua puluh 
empat jam ke depan, termasuk kejadian-kejadian yang nampaknya 
sangat mustahil. Dan jika semuanya itu terjadi, mungkin saya yakin 
paling tidak terhadap adanya semacam makhluk cerdas superhuman. 
Saya bisa membayangkan jenis bukti lain yang sama yang mungkin 
meyakinkan saya, tetapi sejauh pengetahuan saya tidak ada bukti 
semacam ini‖.

93
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Dari kutipan di atas Russell menginginkan suatu entitas yang jelas 

untuk mendorong keyakinannya dalam mengakui eksistensi Tuhan, dalam 

hal ini bagi Russel diperlukan pengalaman yang nyata untuk sampai ditahap 

meyakini suatu hal yang sebelumnya dianggap sebagai hal yang tabu untuk 

dipercayai maupun diyakini keberadaannya. Namun, sayangnya pada saat 

itu hingga Russell wafat ia tidak mendapati entitas yang ia maksud dalam 

esainya.  

Dalam esainya tentang ―Apa Itu Agnostik?‖ Russell mengungkapkan 

pemikirannya tentang definisi agnostisisme yaitu: 

―Agnostik adalah orang yang berpikir bahwa tidak mungkin 
mengetahui kebenaran dalam masalah-masalah seperti Tuhan dan 
kehidupan akhirat, masalah yang menjadi perhatian utama agama 
Kristen dan agama-agama lain. Atau, jika tidak mungkin selamanya, 
ia tidak mungkin untuk masa sekarang‖.

94
 

Russell dalam esainya di atas mengartikan bahwa agnostisisme 

merupakan paham yang berada ditengah-tengah antara ateisme dan teisme 

mengenai keyakinan tentang Tuhan seperti yang dianut oleh agama-agama 

lain pada umumnya, menurutnya mustahil bagi manusia untuk mengetahui 

Tuhan secara pasti karena tidak ada ilmu yang mampu menjelaskan tentang 

eksistensi Tuhan yang mereka yakini. Oleh karena itu, Russell memilih 

menjadi agnostik yaitu orang-orang yang memilih untuk menunda 

keputusan dalam menentukan pilihan antara ada atau tidak adanya Tuhan. 

Dari definisi yang disebutkan oleh Russell sendiri ia juga diserang 

banyak pertanyaan oleh tokoh-tokoh ateisme dan teisme karenan 

keyakinannya yang tidak konsisten tersebut, salah satu pertanyaannya 

adalah tentang apa yang membedakan antara paham ateisme dan 

agnostiknya. Untuk itu didalam esainya ia menjawabnya: 
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―Tidak. Ateis sama dengan seorang Kristen, berpendapat bahwa kita 
dapat mengetahui apakah Tuhan itu ada atau tidak. Orang Kristen 
berpendapat bahwa kita bisa mengetahui Tuhan itu ada, orang ateis 
berpendapat bahwa bisa tahu Tuhan itu tidak ada. Agnostik menunda 
keputusan, mengatakan bahwa tidak ada dasar yang mencukupi untuk 
menerima ataupun menolak‖.

95
   

Russell menjelaskan bahwa ateis tidak sama dengan agnostik dari segi 

definisi, melainkan ateis sama dengan agama Kristen keduanya sama-sama 

menjustifikasi Tuhan antara ada dan tidak ada. Sedangkan, agnostisme tidak 

dengan keduanya ia memilih tidak memberi penolakan maupun penerimaan 

tentang ada atau tidak adanya Tuhan. Meskipun demikian agnostisme 

memiliki kesamaan dengan ateisme dari segi praktis atau dalam kehidupan 

sehari-hari. Untuk itu, Russell juga mengkritik agama-agama seperti 

Kristen, Islam, Yahudi, Budha dan paham-paham keagamaan lainnya yang 

memiliki konsep ketuhanan.
96

 

Russell juga mengungkapkan bahwa dirinya bisa menjadi seoang ateis 

ataupun agnostik dalam waktu bersamaan. Anggapan itu bergantung 

terhadap lawan bicaranya. Dirinya akan menjadi agnostik apabila ia 

berbicara dengan seorang filosof dan sebaliknya ia akan menjadi ateis ketika 

lawan bicaranya orang biasa. Russell menjadi seorang agnostik dihadapan 

seorang filosofis dikarenakan ia tidak menemukan argumen yang pasti 

dalam membuktikan ketiadaan ataupun keberadaan Tuhan, menurutnya 

argumen demikian kan dapat diterima oleh seorang filosofis. Dan menjadi 

seorang ateis dihadapan orang biasa karena jika Russell mengatakan dirinya 

sebagai agnostik yang berkeyakinan bahwa keberadaan dan ketiadaan 
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Tuhan tidak dapat dibuktikan, maka ia juga harus membuktikan keberadaan 

atau ketiadaan dewa-dewa Olympian.  

Agama institusional dan agama pribadi adalah dua kategori yang 

digunakan Russell untuk mengkategorikan agama. Menurut Russell, agama 

pribadi memengaruhi keyakinan dan sikap batin sebagai lawan dari agama 

institusional, yang berdampak pada masyarakat dan kehidupan publik.
97

 

Agama yang dilembagakan setidaknya memiliki dua keunggulan yang 

penting bagi kelangsungan negara dan kemajuan moralitas. 

Russell mempertanyakan dua keuntungan agama. Untuk pertama 

kalinya, Russell mendemonstrasikan bagaimana membunuh orang lain 

untuk membela diri dapat benar-benar dibenarkan oleh agama. Oleh karena 

itu, institusi yang digunakan untuk membunuh orang dihargai dan dikagumi. 

Russell melanjutkan dengan mengatakan bahwa sementara banyak ajaran 

Kristen menentang perang, banyak konflik sebenarnya dimulai oleh agama 

yang menganut prinsip mereka. Berkenaan dengan manfaat kedua, Russell 

menunjukkan bahwa jika moralitas dipahami sebagai segala sesuatu yang 

dapat meningkatkan kesenangan manusia, maka agama sebenarnya dapat 

menghasilkan kehidupan yang lebih bahagia. Hal ini karena agama memiliki 

kekuatan untuk membangun institusi kompleks yang dapat menegakkan 

tatanan masyarakat. Russell, bagaimanapun, merasa bahwa biaya dari 

keunggulan ini terlalu tinggi. Pertama, butuh banyak pengorbanan untuk 

menciptakan institusi kuat yang menjamin tatanan sosial. Kami menyadari 

bahwa orang-orang telah dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan di 

masa lalu. Kedua, agama harus menanamkan pola pikir tradisional yang 
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menolak segala inovasi institusional atau ide-ide segar karena berusaha 

untuk menegakkan status quo dalam institusi sosial. Dalam agama diyakini 

bahwa kemajuan intelektual akan merusak keyakinan dan 

menjungkirbalikkan tatanan sosial, membuat banyak orang enggan 

berkorban demi kebahagiaan mayoritas. Oleh karena itu, konservatisme 

agama tidak sejalan dengan pertumbuhan intelektual. Kemajuan akan 

terhambat karena ide dan konsep baru akan dibuang untuk menjaga 

stabilitas sosial.
98

 

Keyakinan agama yang diyakini membantu orang mengembangkan 

agama tertentu mereka sendiri. Agama-agama dari masa lalu yang jauh 

memahami kepercayaan memiliki tujuan yang bermanfaat. Misalnya, orang-

orang prasejarah berani berperang karena mereka percaya bahwa langit 

dapat membantu mereka dalam pembunuhan; para petani juga percaya 

bahwa jika mereka dapat meminta bantuan surga, hujan akan turun dan 

tanaman mereka akan subur. Keyakinan ini tampaknya didasarkan pada 

kenyataan hidup yang keras. Secara umum, pola pikir religius seperti itu 

dapat ditemukan di mana pun di dunia. Diyakini bahwa Tuhan membenci 

kejahatan dan memuja kebaikan. Oleh karena itu, diharapkan seseorang 

untuk melakukan perbuatan baik agar tidak menyusahkan Tuhan. Alhasil, 

konsep baik dan jahat berfungsi sebagai wahana dakwah agama.
99

 

Dari uraian tentang agama institusioanal dan agama personal di atas, 

Russell kemudian memberikan definisi terhadap agama: 

―agama adalah kepercayaan dengan banyak dogma yang mengarahkan 
perilaku manusia dan tidak didasarkan atas – atau bertentangan 
dengan – bukti yang riil; dan bahwa metode yang digunakan oleh 
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Bertrand Russell tentang Agama, Filsafat, dan Sains (Yogyakarta: Resist Book, 2013), h. 74-75. 
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agama untuk mengarahkan pikiran manusia didasarkan pada perasaan 
atau kekuatan bukan pada akal‖.

100
 

Russell menyoroti tiga aspek agama dalam kutipan tersebut di atas. 

Pertama, agama adalah kumpulan dogma yang mengatur bagaimana orang 

berperilaku. Kedua, tidak ada bukti konkrit untuk mendukung keyakinan 

agama seseorang. Ketiga, agama menggunakan emosi atau kekuatan 

daripada logika untuk mempengaruhi pikiran orang. 

Mengenai ketiga poin di atas, bahwa agama didasarkan atas 

perasaan, perasaan yang dimaksud adalah perasaan rasa takut, seperti 

yang dikatakan Bertrand Russell berikut: 

―Religion is based, I think, primarily and mainly upon fear. It is 
partly the terror of the unknown, and partly, as I have said, the wish 
to feel that you have a kind of elder brother who will stand by you in 
all your troubles and disputes. Fear is the basis of the whole thing—
fear of the mysterious, fear of defeat, fear of death. Fear is the parent 
of cruelty, and therefore it is no wonder if cruelty and religion has 
gone hand-in-hand. It is because fear is at the basis of those two 
things‖.

101
 

 

Russell mengklaim bahwa rasa takut pada dasarnya adalah dasar dari 

agama. Itu sebagian berasal dari ketakutan kita akan hal yang tidak 

diketahui dan sebagian dari keinginan kita untuk percaya bahwa kita 

memiliki sosok kakak yang akan mendukung kita melalui setiap tantangan 

dan argumen. Semuanya didasarkan pada ketakutan, apakah itu ketakutan 

akan hal yang tidak diketahui, ketakutan akan kegagalan, atau ketakutan 

akan kematian. Tidak aneh jika kekejaman dan agama hidup berdampingan 

karena ketakutan adalah akar dari kebrutalan. Ini karena keduanya 

didasarkan pada rasa takut. 
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Berbicara soal agama seperti di atas, dimana Russel membagi agama 

menjadi dua yaitu agama institusional dan personal yang berorintasi pada 

ranah publik dan individu masing-masing. Russell juga memiliki kritik-

kritik terhadap agama yang berlandaskan atas paham agnostiknya, Russell 

berusaha menjelaskan kekeliruan ajaran-ajaran agama yang tidak sejalan 

dengan kenyataan atau yang terjadi di tengah-tengah manusia, dengan kata 

lain banyak ajaran agama yang berbeda dengan apa yang disampaikan dan 

yang terjadi dalam realitas. 

Russell juga mengkritisi tentang eksistensi Tuhan, Keberadaan Tuhan 

adalah masalah yang kompleks dan berbobot. Russell berkata bahwa jika dia 

diminta menjawab pertanyaan tentang keberadaan Tuhan secara 

keseluruhan, dia akan menasihati kita untuk mengejar masalah tersebut 

sampai akhir dunia. Baginya, masalah keberadaan Tuhan adalah masalah 

iman, bukan alasan dan pembenarannya. Banyak pembenaran bertujuan 

untuk membuktikan keberadaan Tuhan. 
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BAB III 

FILSAFAT KETUHANAN DI ERA BERTRAND RUSSELL 

A. Filsafat Ketuhanan 

Pandangan kritis, metodis, sistematis, dan mendasar tentang Tuhan 

dikenal sebagai filsafat ketuhanan. Ini membahas bagaimana keberadaan 

Tuhan dapat dijelaskan secara logis.
102

 Pendapat lain tentang filsafat ketuhanan 

adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, maka dipakai 

pendekatan yang disebut filosofis.
103

 Pendekatan filosofis juga dikatakan 

sebagai pedakatan akal budi atau rasio, dimana akal menjadi senjata utama 

filsafat dalam mencari sebuah kebenaran. Filsafat teologi tidak menggugat 

kehadiran Tuhan, sebaliknya, disiplin berusaha untuk menekankan 

ketidakmungkinan penjelasan rasional untuk posisi hal-hal yang relatif 

bergantung pada tidak adanya penyebab pertama yang tidak disebabkan. 

Memahami Tuhan atau apa yang transenden secara rasional tidak lebih dari 

usaha seseorang untuk memahami hakikat yang tampak dan yang gaib dengan 

tujuan memantapkan keyakinannya akan adanya wujud transenden yang diduga 

berdampak pada liku-liku kehidupan ini. Tujuan akhir atau kesimpulan dari 

semua kajian dalam filsafat ketuhanan adalah Tuhan.
104

 

Kepercayaan terhadap Tuhan sama sekali tidak bertentangan dengan 

eksistensi manusia, karena pada dasarnya dalam diri masing-masing manusia 

pasti memiliki pengalaman yang sifatnya religius dan misterius, sehingga 

banyak dari kalangan filsuf dan teolog yang mengemukakan berbagai macam 

bukti yang rasional dan masuk akal yang mereka sebut sebagai eksistensi, 
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kemudian eksistensi tersebut dijadikan sebagai sebagai kebutuhan manusia 

dalam mengartikan Tuhan. 

Proses penetapan keberadaan Tuhan membutuhkan pengembangan 

pembenaran yang beralasan. Filsuf dan teolog hanya mengeluarkan ide-ide 

yang menyinggung tentang Tuhan, tetapi ini bukanlah bukti nyata. Menurut 

Huijbers, bobot bukti keberadaan Tuhan ditentukan oleh keadaan unik setiap 

orang. Namun, bukti rasional tidak hanya dapat digunakan sebagai pedoman, 

tetapi orang yang percaya kepada Tuhan tidak terbujuk oleh argumen rasional 

dan dapat membuktikan keberadaan Tuhan melalui pengalaman pribadi.
105

 

Adanya Tuhan harus didasari oleh iman akan keberadaan zat yang maha kuasa 

tidak hanya sebatas bukti rasional semata, bukti rasional disini hanya sebatas 

penguatan atas keyakinan bukan menjadi landasan utama atas keyakinan 

adanya Tuhan. Untuk itu, pengakuan akan eksistensi Tuhan bergantung kepada 

individu masing-masing, karena jika tidak maka bukti rasional pun akan 

ditolak disebabkan dari awal individu tersebut sudah tidak percaya kepada 

eksistensi Tuhan begitupun sebaliknya. 

Konsepsi tentang Tuhan telah menjadi perenungan selama ini. Sejak 

Yunani kuno hingga sekarang ini. Awal mula dari filsafat Yunani, Tuhan selalu 

dipahami sebagai asal-usul kejadian atas semua yang ada ini (Thales). Jauh 

sebelum istilah filsafat ketuhanan popular di kalangan pemikir, sebenarnya 

tema tersebut sudah jadi pembahasan yang mendalam, wacana tentang Tuhan 

dalam filsafat sudah popular di masa Yunani Kuno yaitu periode sebelum 

masehi. Periode ini dipelopori oleh tiga tokoh besar dalam dunia filsafat yaitu 

Socrates (469-399 SM), Plato (427-347 SM), dan Aristoteles (384-322 SM). 

Socrates berpendapat ada roh abadi yang tidak tunduk pada kerusakan atau 
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pembusukan fisik. Dia berpendapat bahwa roh pada akhirnya akan kembali ke 

sumber asli dari semua unsur material yang tidak tercemar.
106 

Lebih jauh, Plato 

menunjukkan dalam bukunya tentang hukum bahwa ada beberapa hal yang 

tidak boleh diketahui manusia, termasuk, antara lain, fakta bahwa manusia 

diciptakan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang dilakukan objek 

itu. Aristoteles kemudian menggambarkan Tuhan sebagai substansi yang 

secara internal berbeda dari dunia fisik, tidak terukur, tidak memiliki potensi, 

dan merupakan "tindakan murni" yang hanya peduli pada dirinya sendiri dan 

lingkungan. Menurut Aristoteles, Tuhan tidak secara pribadi menanggapi 

permintaan dan keinginan manusia.
107

 

Pada perkembangan selanjutnya pembahasan tentang filsafat ketuhanan 

dari segi definisinya mulai meredup, artinya setelah zaman Socrates, Plato dan 

Aristoteles berlalu filsafat ketuhanan tidak lagi dimaknai sebagai penguatan 

keyakinan akan Tuhan melalui rasio melainkan membantah Ketuhanan melalui 

rasio pula. Hal ini disebabkan oleh otoritas gereja yang membelenggu dan 

menimbulkan perlawanan dari kalangan intelektual saat itu yang berakibat 

penolakan kepada agama termasuk Tuhan. Periode ini dikenal dengan istilah 

abad pertengahan yang mengkritik habis-habisan kekuasaan gereja kala itu 

yang dianggap membatasi manusia. Keadaan ini mengarah pada awal Zaman 

Pencerahan, yang memiliki efek mendalam, dramatis, dan menyeluruh pada 

peradaban Barat. Tanggapan dipercepat sepanjang waktu menjadi lebih cepat, 

rumit, dan mencakup semua. Akibatnya, sifat pikiran teosentris mulai 

memudar.
108
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Orang-orang dilarang mempercayai apapun (termasuk Tuhan) yang tidak 

masuk akal dan didorong untuk berpikir sendiri selama Zaman Pencerahan. 

Zaman Pencerahan menolak untuk menerima kepercayaan apa pun hanya 

karena itu diturunkan melalui tradisi atau otoritas spiritual atau sekuler. Untuk 

mencapai kesetaraan dan kebebasan bagi semua warga negara, tatanan sosial 

konvensional yang dibangun di atas struktur sosial yang hierarkis harus 

dihapuskan. 

Era pencerahan diikuti dengan datangnya era modern. waktu yang 

ditandai dengan akal, perkembangan, dan percepatan ilmu pengetahuan. 

Peradaban modern didasarkan pada akal dan kemajuan ilmiah. Segala sesuatu 

yang dianggap tidak layak untuk bertahan dalam ujian nalar diperiksa, dan 

dalam beberapa kasus, "singkirkan", dengan menggunakan nalar sebagai 

prinsip panduan. Di sisi lain, sains telah muncul sebagai ideologi dominan abad 

ini. Dianggap bahwa sains adalah satu-satunya metode untuk menyelesaikan 

semua masalah manusia (sains). Dengan kata lain, sains adalah satu-satunya 

hal yang dapat menjamin kelangsungan hidup umat manusia. 

Perjalanan panjang dari tema filsafat ketuhanan dari masa ke masa 

khususnya dalam dunia filsafat terdapat banyak respon baik itu berupa 

penerimaan sampai penolakan, dalam hal ini rasio sangat berperan sebagai alat 

berpikir manusia. Dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan bahwa titik awal 

atau permulaan munculnya paham-paham yang berusaha mengesampingkan 

Tuhan dalam kehidupan manusia adalah otoritas gereja yang sangat 

mendominasi dan menindas kebebasan manusia dalam pengetahuan, sifat 

keegoisan gereja saat itu menimbulkan dampak yang sangat besar bagi 

peradaban manusia yang sampai sekarang masih kita dapatkan, yaitu 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta paham-paham teologis.  
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B. Filsafat Ketuhanan Abad 18 

Filsafat ketuhanan di abad ke 18 merupakan pembahasan yang mulai 

diabaikan, hal ini ditandai dengan perkembangan filsafat abad modern yang 

berorientasi kepada keunggulan manusia dalam berpikir. Filsafat modern 

adalah periode yang mengantar orang-orang Barat menuju pemikiran yang 

rasional, empiris dan positivis yang mengakibatkan hal-hal yang sifatnya 

spiritual diabaikan. Alasan para filosof dan intelektual mengabaikan agama 

karena bagi mereka agama yang dianut oleh sebagian umat manusia adalah 

tidak masuk akal serta otoritarisme gereja yang mendominasi ilmu 

pengetahuan. Oleh karena itu, perkembangan filsafat di abad modern 

mengalami kejayaan di satu sisi, sementara di sisi lain mengalami kemunduran 

spiritual. Dengan demikian filsafat modern menjadi permulaan dari munculnya 

berbagai pemikiran yang mengkritisi agama secara tegas bahkan sampai 

kepada penolakan atas Tuhan.  

Dalam pembahasan ini akan berfokus kepada perkembangan filsafat 

modern yaitu membahas aliran-aliran besar di periode ini yang menyinggung 

persoalan Tuhan. Aliran-aliran tersebut yaitu Rasionalisme, Empirisme, 

Kritisisme serta Positivisme yang menjadi landasan utama munculnya paham-

paham meragukan sampai meniadakan Tuhan. 

1. Rasionalisme 

Mazhab filsafat ilmu yang dikenal dengan ―rasionalisme‖ berpendapat 

bahwa semua pengetahuan bersumber dari otoritas akal (akal). Dengan 

demikian, kecerdasan berfungsi sebagai dasar kriteria kebenaran. Oleh 

karena itu, kaum rasionalis menganjurkan penggunaan kecerdasan manusia 

untuk menguji gagasan sebagai bagian dari proses pengembangan sains.
109
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Salah satu tokoh yang terkenal dengan paham rasionalismenya adalah Rene 

Descartes yang sangat mengandalkan rasio, pokok pikiran Descartes yang 

paling terkenal adalah ―cogito ergo sum‖ yang berarti ―aku berpikir maka 

aku ada‖
110

. Oleh karena itu, Descartes berpendapat bahwa semuanya harus 

diragukan termasuk Tuhan yang tidak diragukan hanya satu yaitu ―aku‖.   

Sangat penting untuk mengenali keuntungan dan kerugian dari 

rasionalitas itu untuk mendapatkan informasi itu. Manfaat rasionalisme 

termasuk penalaran dan klarifikasi konsep-konsep rumit, dan juga 

membantu individu yang tertarik untuk menangani masalah filosofis. 

Kelemahan rasionalis adalah ketidakmampuan mereka untuk memahami 

hal-hal yang tidak berada di luar jangkauan nalar; akibatnya, kelemahan ini 

terbuka untuk kritik keras dan dapat menimbulkan konflik baru dengan 

filsuf lain yang tidak setuju dengan sistem filosofis yang sewenang-wenang 

ini. 

2. Empirisme  

Empirisme berasal dari Bahasa Yunani ―empiria‖ yang berarti 

pengalaman indrawi.
111

 Empirisme hanya membenarkan adanya 

pengalaman melalui panca indra, paham ini memilih pengalaman sebagai 

sumber utama dari pengetahuan. Bagi penganut paham ini manusia terlahir 

seperti kertas kosong (tabularasa) tanpa adanya ide-ide bawaan seperti yang 

dikatakan oleh paham rasionalisme, pengalamanlah yang memberikan ide 

kepada manusia. 

Menurut J. Locke pengalaman dapat diperluas sehingga meliputi juga 

pemikiran. Ia mengatakan bahwa pikiran datang dari pengalaman dan 

                                                           
110Joko Siswanto, Dari Arah Aristoteles Sistem-sistem Metafisika Barat (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1998), h. 19.  
111Juhaya S. Praja, Aliran-Aliran Filsafat & Etika (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2014), h. 105. 
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percobaan semata.
112

 Kemudian dalam perkembangannya puncak dari 

empirisme adalah oleh David Hume, Hume menggunakan prinsip-prinsip 

yang radikal, yang menjadi obyek kritiknya adalah tentang substansi dan 

kausalitas. Kepercayaan terhadap agama dianggap sebgai khayalan saja, 

proses adanya agama bukanlah dari Tuhan bukan juga atas kekaguman 

manusia melainkan karena adanya pengharapan dan rasa takut terhadap 

kehidupan. 

Menurut Hume, semua ide atau persepsi merupakan salinan dari kesan. 

Misal, ide tentang kuda merupakan kopian dari sesuatu yang pernah dilihat 

di dunia. Dalam kaitan ini Locke mengingatkan bahwa ide-ide itu akan riil 

adanya jika memiliki pondasi di dunia fisik yang empirik.
113

 Sederhananya 

yang dimaksud oleh Hume dan Locke di atas adalah segala sesuatu yang 

diketahui manusia melalui akalnya merupakan hasil gambaran dari 

pengalaman yang manusia alami. 

3. Kritisisme 

Kritisisme pertama kali diperkenalkan oleh filsuf yang berasal dari 

Jerman yaitu Immanuel Kant, Kant melalui filsafatnya bermaksud untuk 

menyatukan antara paham rasionalisme dan empirisme yang berlandaskan 

atas akal dan pengalaman manusia. Filsafat ini berawal dari penyelidikan 

terhadap batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan yang 

benar dan keterbatasan rasio praktis untuk menyelidiki kebenaran yang 

inderawi.
114

 Oleh karena itu, kritisisme sangat berbeda dengan corak filsafat 

modern di atas yang mempercayai kemampuan rasio dan empiris secara 

                                                           
112Harry Hermesma, Tokoh-tokoh Filsafat Modern (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 19. 
113Biyanto, Filsafat Ilmu dan Ilmu Keislaman (Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 

h. 244-245. 
114Abdullah H. Abd. Talib, PENGANTAR FILSAFAT: Suatu Perkenalan Awal Memasuki 

Seluk Beluk Dunia Filsafat (Cet I, Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 162.   
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mutlak. Ia menanamkan filsafatnya sekaligus mempertahankannya dengan 

dogmatism, yang akan mengetahui atau memikirkan tentang dunia 

transcendental ketuhanan. 

4. Positivisme  

Auguste Comte menemukan positivisme; dia percaya bahwa realitas 

dapat diamati secara positif dan menolak ide-ide abstrak. Positivisme adalah 

aliran yang secara eksklusif menerima informasi faktual yang positif—

khususnya, pengetahuan yang dapat diamati, disurvei, dan dikonfirmasi 

secara eksperimental—dan mengecualikan pengetahuan metafisik apa 

pun.
115 

Karena positivisme juga bergantung pada pengalaman, ini mirip 

dengan apa yang ingin dicapai oleh empirisme.Namun, positivisme hanya 

bergantung pada fakta, tidak seperti empirisme Inggris, yang mengakui 

pengalaman batin sebagai sumber pengetahuan. Ada tiga tahapan menurut 

Comte dalam positivimenya tentang perkembangan pemikiran manusia. 

a. Tahap Teologis 

Pada tahap ini manusia berusaha mencari sebab pertama dan tujuan akhir 

dari segala sesuatu yang mutlak. 

b. Tahap Metafisis 

Tahap ini merupakan tahap peralihan yang tidak lagi berorientasi kepada 

hal-hal yang berada dari luar diri manusia tetapi bertolak kepada diri 

sendiri dan keyakinan yang spekulatif. 

c. Tahap Positif 

Tahap ini adalah tahap yang paling tinggi dalam pemikiran manusia yang 

mencari penyebab dibelakang fakta dengan observasi dan rasional 

manusia yaitu perlu pembuktian inderawi. 

                                                           
115Abdullah H. Abd. Talib, PENGANTAR FILSAFAT: Suatu Perkenalan Awal Memasuki 

Seluk Beluk Dunia Filsafat (Cet I, Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 165.  
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BAB IV  

FILSAFAT KETUHANAN DAN  

AGNOSTISISME BERTRAND RUSSELL 

A. Argumen Filsafat Ketuhanan 

Perkembangan filsafat di dunia memberikan pengaruh yang sangat besar 

dalam berbagai bidang keilmuan yang ada dari masa lampau hingga masa 

sekarang. Pemikiran filsafat memiliki sumbangsih besar terhadap kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita rasakan sampai hari ini, banyak 

filsuf-filsuf dari masa lampau yang pemikirannya dijadikan sebagai pokok 

pikiran untuk menciptakan sebuah penemuan-penemuan yang bermanfaat 

untuk kehidupan manusia. Disamping itu, pembahasan dalam dunia filsafat 

pada awalnya tidak berorientasi kepada sains dan teknologi melainkan kepada 

asal mula dari realitas dunia ini atau erat kaitannya tentang Tuhan. Pembahasan 

tentang Tuhan dalam filsafat di awali oleh Thales yang beranggapan bahwa 

asal mula dunia ini adalah air karena baginya segala yang ada di dunia 

bergantung kepada air, air adalah sumber utama bagi kehidupan. Selanjutnya 

tema tentang Tuhan berlanjut ke masa yang ditandai sebagai puncak 

kepopuleran filsafat, yang dipelopori oleh Socrates, Plato dan Aristoteles yang 

juga mendalami tentang apa yang ada dibalik realitas yang ada di dunia. 

Mereka mencoba untuk menelusuri lebih dalam tentang dunia yang mereka 

sebut alam ide (Tuhan) dengan menggunakan akal mereka sebagai alat dalam 

berfilsafat, pemikiran tersebut dalam dunia filsafat dikenal sebagai filsafat 

ketuhanan yaitu sebuah pendekatan melalui akal budi terhadap Tuhan. 

Filsafat tentang ketuhanan merupakan tema yang sangat menarik untuk 

dibahas bahkan dalam perkembangan periode filsafat konteks tentang Tuhan 
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tidak pernah hilang, tetapi yang berbeda adalah respon dari orang-orang yang 

mencoba untuk mengfilsafati Tuhan, tidak semua pemikiran tentang Tuhan itu 

diakui keberadaannya ada juga yang meragukan bahkan sampai meniadakan 

Tuhan.  

Wacana tentang eksistensi Tuhan dalam dunia filsafat seperti tidak 

berujung bahkan tidak ada habisnya, hal itu dapat kita lihat pada pembahasan 

sebelumnya dalam skripsi ini, begitu banyak interpretasi terhadap Tuhan yang 

diperkuat dengan berbagai argumenn-argumen filosofis serta memiliki respon 

yang berbeda disetiap periode perkembangan pemikiran dalam dunia filsafat. 

Pandangan tersebut berujung pada dua klasifikasi atas Tuhan yaitu mengakui 

dan menolaknya. Untuk itu pada pembahasan kali ini akan merujuk kepada 

argumen filosofis tentang adanya Tuhan. Argumen-argumen tersebut terdiri 

dari argumen ontologis, kosmologi, desain, moral dan teleologis. 

1. Argumen Ontologis 

Kata on, onto (keberadaan), dan logos/log (sains) adalah akar dari 

istilah ontologi. Argumen ontologis adalah sudut pandang yang 

mengklaim bahwa Tuhan ada karena alam yang ada.
116

 Argumen ini 

didasari oleh asumsi tentang yang ada di dunia ini termasuk Tuhan yaitu 

adanya ide atau pengetahuan tentang Tuhan. Namun, ada yang 

dimaksudkan disini adalah ada yang berbeda dengan wujud manusia 

melainkan ide tentang Tuhan berbeda atau tersendiri dan tidak dapat 

dipikirkan oleh manusia. Dalam artian bahwa Tuhan itu ada dengan 

wujudnya yang hakiki dan juga tersendiri.
117

 

                                                           
116Ning Ratna Sinta Dewi, Konsep Ketuhanan Dalam Kajian Filsafat, ABRAHAMIC 

RELIGIONS: Jurnal Studi Agama-agama, Vol. 1, No. 2, September 2021, h. 154. 
117David Trueblood, Philosophy of Religion, Terj. H.M. Rasjidi, Filsafat Agama (Cet VI, 

Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 50. 
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2. Argumen Kosmologis 

Nama kosmologi berasal dari kata "kosmos (dunia, alam semesta), 

dan logos/logis (sains)," menurut Dictionary of Philosophy. Argumen 

kosmologis keberadaan Tuhan merupakan pembenaran keberadaan Tuhan 

berdasarkan sifat alam semesta.
118 

Seperti yang terdapat dalam QS. Ali 

‗Imran/ 3 : 190 yang berbunyi; 

يٰ  مٰىٰتِ وَالْْرَْضِ وَاخْتِلََفِ الَّيْلِ وَالنَّهاَرِ لَْٰ وُلىِ الْْلَْبَابِِۙ انَِّ فيِْ خَلْقِ السَّ  ٩١تٍ لْا

     Terjemahnya: 

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

119
 

Argumen kosmologis ini juga didasarkan pada gagasan bahwa alam 

bergerak sebagai akibat dari sesuatu yang lain yang menggerakkannya. 

Dalam istilah filsafat Islam, ia disebut sebagai al-Manifestasi wajib, dan 

penciptanya adalah Allah.
120

 Dalam argumen ini menjelaskan bahwa 

keyakinan tentang adanya Tuhan tidak hanya sebatas keyakinan secara 

iman untuk bisa percaya adanya Tuhan tetapi juga dapat dibuktikan 

melalui fenomena alam, banyaknya kejadian dalam dunia atau alam ini 

bukanlah suatu kejadian yang kebetulan tetapi karena adanya yang 

menjadikan kejadian tersebut itulah Tuhan. 

3. Argumen Desain 

 Argumen desain membuat asumsi bahwa ada desain untuk tatanan 

alam semesta, dan karena desain membutuhkan pencipta, yang 

menyiratkan bahwa ada, Tuhan adalah perancang alam semesta yang 

                                                           
118Ning Ratna Sinta Dewi, Konsep Ketuhanan Dalam Kajian Filsafat, ABRAHAMIC 

RELIGIONS: Jurnal Studi Agama-agama, Vol. 1, No. 2, September 2021, h. 154. 
119Kementerian Agama RI, https://quran.kemenag.go.id/. 
120M. Yusuf Musa, Al Qur-an dan Filsafat (Cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 13.  
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sangat teratur dalam konteks ini.
121

 Kosmos ada sebagai hasil dari 

bagaimana seseorang dapat menjelaskan Tuhan sebagai tanggapan 

terhadap agen desain, menurut Hawking, yang juga berpendapat bahwa 

semakin dalam mempelajari dan meneliti alam semesta, semakin banyak 

orang akan menemukan bahwa hukum rasional tertanam di dalamnya.  

4. Argumen Moral 

Seorang filsuf Immanuel Kant melakukan studi tentang bukti 

adanya Tuhan melalui metafisika moral. Kant menyebut filsafatnya 

sebagai filsafat transendental.
122

 Immanuel Kant juga merupakan tokoh 

yang berupaya mengajukan bukti adanya Tuhan secara sistematis 

berdasarkan argument-argumen metafisika moral.
123

 Pandangan Kant 

tersebut didasari oleh epistemologi bahwa persoalan yang transenden 

adalah Tuhan sehingga jiwa dan manusia merupakan ide-ide dari yang 

transenden. Immanuel Kant percaya bahwa keberadaan Tuhan adalah hasil 

pemikiran, dan tanpa Tuhan untuk menegakkan hukum moral, tidak akan 

ada alasan untuk ada tatanan moral. Manusia sadar bahwa mereka tidak 

dapat berhasil berbuat baik melalui usaha mereka sendiri, tetapi mereka 

memilih untuk tidak mempercayainya karena tidak ada cara. Dapat kita 

simpulkan bahwa tanpa arahan dari seorang pemimpin moral, manusia 

tidak akan memahami misinya. 

 

 

                                                           
121Gede Agus Siswadi, Argumen Logis tentang Eksistensi Tuhan dalam Wacana Filsafat 

Ketuhanan, SANJIWANI: Jurnal Filsafat, Vol. 12, No. 2, September 2021, h. 132.  
122Gede Agus Siswadi, Argumen Logis tentang Eksistensi Tuhan dalam Wacana Filsafat 

Ketuhanan, SANJIWANI: Jurnal Filsafat, Vol. 12, No. 2, September 2021, h. 133.   
123Joko Siswanto, Sistem-sistem Metafisika Barat dari Aristoteles Sampai Derrida 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 61. 
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5. Argumen Teleologis 

 Menurut Kamus Filsafat, kata "telos" (tujuan, akhir) dan "logos" 

(pengetahuan, wacana, doktrin) adalah akar dari istilah "teleologi". Oleh 

karena itu, argumen teleologis dapat dikatakan sebagai tatanan yang terjadi 

dan ada dalam kosmos ini (yang dimaksud adalah rancangan, tujuan, atau 

pola). Karena Tuhan adalah sumber dari semua tatanan yang ada, tatanan 

ini tidak dapat ada tanpa pengatur (dalam skenario ini, Tuhan adalah 

pengaturnya). Masalah dengan segala sesuatu yang bergerak juga 

dijelaskan oleh argumen ini, setiap segala sesuatu dalam hidup kita 

memiliki tujuan. Pertarungan alam pada akhirnya memiliki akhir, seperti 

halnya dunia, dan Tuhanlah yang menciptakan dan mempertahankan 

pergumulan ini. 

B. Argumen Bertrand Russell 

Agnostiknya Bertrand mengakibatkan munculnya pandangan yang 

sentimen terhadap agama atau konsep ketuhanan yang di ajarkan dalam agama 

Kristen, sebagaimana yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya bahwa 

Russell memilih menjadi seorang agnostik adalah hasil dari keresahannya 

terhadap ajaran-ajaran Kristen yang dianggapnya memiliki banyak kekeliruan 

serta beberapa dianggap kejam yang kemudian para kaum gereja 

menjadikannya sebagai dogma. Untuk itu Bertrand Russell dalam buku 

terjemahannya berjudul ―Bertuhan Tanpa Agama‖ menjelaskan tentang apa 

yang ia maksud agnostik serta latar belakang hadirnya pemikiran tersebut dan 

jawaban Russell tentang agama dan Tuhan. 

Agnostisisme berasal dari pemikiran filsafat khususnya filsafat ketuhanan, 

berbeda dengan filsafat ketuhanan pada umunya yang berupaya membangun 
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keyakinan akan Tuhan dengan pendekatan akal budi sedangkan filsafat 

ketuhanan dalam agnostisisme adalah menolak pandangan tentang Tuhan 

melalui akal serta pembuktian yang riil. Untuk itu pemikiran agnostisisme 

Bertrand Russell juga dilatarbelakangi oleh pemikiran-pemikiran filsafat 

khususnya di periode filsafat modern yang menimbulkan lahirnya aliran-aliran 

baru seperti Rasionalisme, Empirisme, Kritisisme dan Positivisme. Oleh karena 

itu, Agnostisisme tumbuh dari aliran-aliran filsafat yang berkembang saat itu, 

terutama berakar dari empirisme Hume, kritisisme Kant, serta positivisme 

Comte.
124

 

Hubungan antara agnostisisme dan empirisme Hume jelas dari pembenaran 

Hume bahwa pengetahuan semata-mata terdiri dari perbandingan dan asosiasi 

ide karena berasal dari pengalaman murni. Oleh karena itu, ide-ide kita sendiri 

dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain adalah yang dapat 

diketahui. Keterkaitan antara konsep satu dengan yang lain saat ini belum 

dipahami secara ilmiah.
125

 Karena tidak memiliki landasan empiris, prinsip 

sebab-akibat, yang menyimpulkan penilaian tentang hubungan antara ide-ide, 

pasti gagal. Hume juga mempertanyakan ide dan substansi fundamental 

Descartes. Akibatnya, konsep Tuhan sama sekali tidak berarti karena tidak 

memiliki landasan empiris.  

Konsepsi transendental, yaitu gagasan tentang jiwa, gagasan tentang dunia, 

dan gagasan tentang "Tuhan", dianggap sebagai apriori dan tidak diperoleh dari 

pengalaman, dapat dilihat sebagai bukti kritik Kant. Tidak ada pemahaman 

teoretis tentang konsep tersebut; itu sederhana dan melampaui fenomena. Hal 

                                                           
124Faisal, Agnostisisme Modern, Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan 

Tajdid, Vol. 20, No. 1, Juli 2017, h. 26.   
125Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, alih bahasa Soejono Aoemargono, (Yogyakarta: 

Tiara Wacana, 1996), h. 151.   
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itu dianggap tidak lebih dari anggapan yang harus dipegang. Perspektif ini 

menganggap Kant sebagai seorang agnostik. 

Positivisme Comte juga terkait dengan fondasi agnostisisme kontemporer. 

Empirisme diterapkan dalam positivisme. Ini membatasi pemahaman kita 

tentang fakta yang dapat diamati dan hubungan di antara mereka. Akibatnya, 

positivisme tidak menyetujui semua metafisika berbasis apriori dan normatif. 

Menurut Comte, positive science mengandung sifat-sifat yang aktual, 

bermanfaat, tepat, menyeluruh, organik, dan relatif.
126

  

Dari ketiga aliran tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun ketiganya 

membahas dan menjelaskan tentang Tuhan dengan pandangannya yang baru 

atau pendapat yang berbeda dengan dogma agama (Kristen), namun pandangan 

mereka juga menganggap Tuhan sebagai misteri yang mustahil untuk 

dijelaskan secara filosofis dan sains. Hal tersebut sesuai dengan pandangan 

agnostisisme merupakan bukti bahwa kenyataannya manusia tidak memiliki 

kemampuan untuk mengetahui eksistensi Tuhan baik itu memberikan 

pembenaran ataupun membantah keberadaannya.  

Dengan demikian paham agnostisisme tidak sejalan dengan pemikiran 

filsafat ketuhanan yang mencoba untuk tetap bersandar kepada ketuhanan 

dalam kehidupan manusia melalui akal budi manusia itu sendiri, yang 

membuktikan Tuhan dengan melihat hal-hal yang sifatnya riil yang 

disandarkan dengan keimanan seseorang akan ajaran agama atau meyakini 

bahwa hal-hal yang riil tersebut ada karena adanya Tuhan. Sedangkan 

agnostisisme menggunakan akalnya untuk meragukan adanya Tuhan yang bagi 

mereka Tuhan tidak bisa dideskripsikan melalui akal, dengan kata lain 

agnostisisme menggunakan filsafat ketuhanan sebagai hal yang sulit untuk 
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dijelaskan sekalipun akal manusia mampu menjelaskan ilmu pengetahuan 

namun tidak semua pengetahuan mampu dibuktikan seperti halnya 

pengetahuan tentang Tuhan. 

sebagaimana yang disampaikan oleh sejumlah filsuf yang pro terhadap 

eksistensi Tuhan, menurut Russsell, tampak begitu lemah. Untuk membantah 

argumen eksistensi Tuhan, setidaknya Russell mengemukakan lima tetapi 

dalam skripsi ini peneiliti hanya mengambil tiga poin yaitu kritik terhadap 

argumen penyebab pertama, argumen dari rancangan, dan argumen untuk 

melenyapkan ketidakadilan. 

1. Argumen penyebab pertama 

Menurut Russell argumen ini mungkin yang paling mudah untuk 

dipahami yaitu tentang penyebab petama, argumen ini mengatakan bahwa 

segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini pasti mempunyai sebab, dan jika 

kita membahas tentang sebab maka kita akan sampai pada sebab pertama, 

dan yang dimaksud sebagai sebab pertama adalah Tuhan. 
127

 

Russell menganggap bahwa argumen ini lemah, karena sebab pertama 

tidak lagi dimaknai seperti dulu lagi. Argumen sebab pertama adalah 

argumen yang tidak mempunyai validitas, hal ini didasari saat Russell 

membaca buku Autobiography Jhon Stuart yang mengatakan bahwa jika ada 

sebab pertama (Tuhan) maka sebab petama itu pasti memiliki sebab pertama 

juga. Seperti yang Russell tulis dalam esainya berikut: 

 
―pada usia delapan belas tahun, saya membaca Autobiografi John 
Stuart Mill , dan di sana saya menemukan kalimat ini: 'Ayah saya 
mengajari saya bahwa pertanyaan, "Siapa yang membuat saya?" tidak 
dapat dijawab, karena langsung menyarankan pertanyaan lebih lanjut, 
"Siapa yang membuat Tuhan?" Kalimat yang sangat sederhana itu 

                                                           
127Louis Greenspan dan Stephan Andersson, ed., Bertuhan Tanpa Agama; Esai-Esai 

Bertrand Russell tentang Agama, Filsafat, dan Sains (Yogyakarta: Resist Book, 2013), h. 83. 
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menunjukkan kepada saya, ketika saya masih berpikir, kekeliruan 
dalam argumen Penyebab Pertama. Jika semuanya pasti memiliki 
sebab, maka Tuhan pasti memiliki sebab. Jika ada sesuatu tanpa 
sebab, itu mungkin juga dunia seperti Tuhan, sehingga tidak ada 
validitas dalam argumen itu‖.

128
 

Dalam kutipan di atas Russell mengkritik argumen penyebab pertama 

dari hasil bacaannya dalam buku Jhon Stuart yang juga mempertanyakan 

soal penyebab pertama kepada ayahnya, Stuart diajarkan bahwa pertanyaan 

―Siapa yang membuat saya?‖ tidak dapat dijawab, karena langsung 

menyarankan pertanyaan lebih lanjut, yaitu ―Siapa yang membuat Tuhan?‖. 

Bagi Russell pertanyaan tersebut membuat ia berpikir bahwa argumen 

penyebabab pertama adalah kekeliruan yang mengakibatkan argumen sebab 

pertama tidak memiliki validitas. Dalam hal ini Russell juga menganggap 

bahwa argumen sebab pertama sama persis dengan pandangan Hindu, 

bahwa ―dunia berasal dari gajah dan gajah berasal dari kura-kura, dan ketika 

mereka dipertanyakan tentang kura-kura berasal dari mana?, orang Hindu 

menjawab, sebaiknya kita tidak membicarakannya. Hal itu membuat Russell 

menganggap bahwa argumen itu tidak jelas dan tidak lebih baik dari 

argumen diatas. Untuk itu, dirinya tidak perlu menghabiskan lebih banyak 

waktu untuk membahas argumen sebab pertama. 

2. Argumen dari rancangan 

Argumen dari rancangan mengatakan bahwa, segala sesuatu yang ada 

di dunia ini diciptakan sedemikian rupa sehingga kita bisa hidup 

didalamnya, dan seandainya dunia pernah berbeda sedikit saja, kita tidak 

bisa hidup didalamnya. Menurut Russell pandangan seperti itu akan 

menimbulkan ejekan (parody), seperti yang dikatakan oleh Voltaire, bahwa 

jelas hidung dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan kacamata. 
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Bertrand Russell tentang Agama, Filsafat, dan Sains (Yogyakarta: Resist Book, 2013), h. 83. 
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Russell melihat argumen dari rancangan itu seperti ejekan yang dia samakan 

dengan pendapat dari Voltaire. Selanjutnya, Russell mengatakan bahwa 

argumen ini adalah hal yang paling mengherankan yang bisa dipercayai 

orang bahwa dunia ini dengan segala aspek dan kekurangan didalamnya 

adalah yang terbaik yang diciptakan oleh yang maha kuasa. Seperti yang ia 

tulis dalam esainya berikut:  

 
―Apakah Anda mengira, jika Anda diberikan kemahakuasaan dan 
kemahatahuan, serta waktu jutaan tahun untuk menyempurnakan 
dunia ini, apakah Anda tidak bisa menciptakan yang lebih baik 
daripada Ku Klux Klan atau Fascisti?‖

129
 

Pendapat Russell di atas menurut saya merupakan argumen yang 

sangat menyimbolkan bahwa dirinya benar-benar menolak atas kepercayaan 

tentang keberadaan Tuhan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek 

ketuhanan baik dalam pemahaman maupun secara praktis.  

Selanjutnya ia juga menyinggung tentang hukum umum sains yang 

berpendapat bahwa kehidupan manusia akan musnah suatu saat nanti, atau 

yang biasa kita sebut sebagai kiamat. Menurut Russell pandangan tersebut 

menyedihkan dan tidak masuk akal serta menyarankan untuk tidak percaya 

akan pendapat tersebut. Baginya, tidak ada orang yang benar-benar khawatir 

tentang apa yang akan terjadi jutaan tahun yang akan datang, bahkan jika 

mereka berpikir demikian mereka sebenarnya menipu diri sendiri, pada 

dasarnya yang mereka khawatirkan adalah sesuatu yang bersifat duniawi. 

Untuk itu dalam hal ini, Russell lebih mendukung pendapat Darwin 

yang menyatakan bahwa makhluk hidup menyesuaikan lingkugannya, 

Russell mendukung pendapat Darwin karena ia menilai bahwa pendapatnya 

                                                           
129Louis Greenspan dan Stephan Andersson, ed., Bertuhan Tanpa Agama; Esai-Esai 

Bertrand Russell tentang Agama, Filsafat, dan Sains (Yogyakarta: Resist Book, 2013), h. 87. 
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tidak didasari oleh rancangan seperti yang disampaikan oleh orang-orang 

yang menerima paham dari rancangan. Menurutnya, lingkungan diciptakan 

bukan untuk makhluk hidup melainkan makhluk hidup yang menyesuaikan 

diri terhadap lingkungannya.  

3. Argumen melenyapkan keadilan 

Russell mengungkapkan bahwa argumen melenyapkan keadilan ini 

adalah argumen moral yang sangat aneh. Mengingat bahwa Tuhan adalah 

penegak keadilan, Russell mencirikannya sebagai hal yang aneh bahwa 

Tuhan harus ada. Dipercaya juga bahwa untuk menegakkan keadilan di 

dunia, diperlukan keyakinan akan realitas surga dan neraka. Kita semua tahu 

bahwa ada banyak ketidakadilan di alam semesta. Dalam banyak kasus, 

orang jahat bergembira sementara orang baik menderita. Adanya 

ketidakadilan di dunia menjadi bukti bahwa keadilan tidak mendominasi di 

dalamnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Russel menyatakan: 

 ―orang akan mengatakan bahwa mungkin dunia ini adalah sampel 
yang adil, dan jika ada ketidakadilan di sini kemungkinannya ada 
ketidakadilan di tempat lain juga. Seandainya Anda memiliki peti 
jeruk yang Anda buka, dan Anda menemukan semua lapisan atas 
jeruk itu buruk, Anda tidak akan berdebat: Yang di bawahnya pasti 
bagus, sehingga dapat memperbaiki keseimbangan. Anda akan 
berkata: Mungkin keseluruhannya adalah pengiriman yang buruk; dan 
itulah yang akan dibantah oleh orang ilmiah tentang alam semesta. 
Dia akan berkata: Di sini kita menemukan di dunia ini banyak 
ketidakadilan dan sejauh itulah alasan untuk mengandaikan bahwa 
keadilan tidak berkuasa di dunia; dan karena itu sejauh ini ia 
memberikan argumen moral terhadap dewa dan tidak 
mendukungnya‖.

130
 

Russell menawarkan landasan rasional untuk ini. Dia mengatakan 

bahwa jika ada ketidakadilan di dunia ini, mungkin ada juga di sana. 

Perbandingannya adalah jika kita memiliki sekotak jeruk dan jeruk di 

                                                           
130Louis Greenspan dan Stephan Andersson, ed., Bertuhan Tanpa Agama; Esai-Esai 

Bertrand Russell tentang Agama, Filsafat, dan Sains (Yogyakarta: Resist Book, 2013), h. 90. 
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atasnya busuk, kita akan dapat menyimpulkan tanpa terlebih dahulu 

memeriksa jeruk di dasar peti bahwa jeruk busuk secara keseluruhan. Dari 

contoh di atas, juga dapat disimpulkan bahwa mengingat adanya 

ketidakadilan, tidak perlu mengharapkan keadilan akan mengakhiri 

ketidakadilan. Adanya ketidakadilan menunjukkan bahwa Tuhan yang 

seharusnya menjadi sumber keadilan ternyata tidak memiliki kendali atas 

realitas ini. 

Penulis menarik kesimpulan bahwa ateisme Russell menjadi sarana 

argumentasinya dari kisah ini. Pendapat ateistiknya didasarkan pada 

kritiknya terhadap argumen teis, khususnya yang berpusat pada agama 

Kristen. Russell juga mengakui bahwa tidak satu pun dari tiga keberatan 

yang dia kemukakan di atas akan mampu meyakinkan seseorang untuk 

berubah pikiran tentang Tuhan. Mayoritas orang yang beriman kepada 

Tuhan, menurutnya, melakukannya karena dua alasan: pertama, karena 

pendidikan dan bimbingan moral yang mereka terima sejak usia dini; dan 

kedua, karena keinginan akan keselamatan. Russell membandingkan 

perasaan ini dengan perasaan seorang adik laki-laki yang memiliki kakak 

laki-laki yang selalu memperhatikannya. Kedua faktor ini memiliki 

pengaruh yang signifikan. 

Agnostisisme Bertrand Russell dilatarbelakangi oleh banyak paham-

paham filosofis serta tokoh-tokoh pemikir yang berorientasi kepada realitas, 

realitas dianggap sebagai suatu hal yang dapat dipercaya keberadaannya. 

Berbeda dengan hal-hal yang beorientasi kepada mistisisme atau metafisis 

dan atau gaib, dimana hal tersebut masih dipertanyakan keberadaannya yang 

belum jelas. Russell menolak paham tentang ketuhanan karena hal itu tidak 

memiliki kejelasan untuk sampai kepada tahap yang dipercaya, baginya 
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perlu ada pembuktian secara nyata dan masuk akal agar dapat dijadikan 

sebagai keyakinan. Agama bagi Russell adalah salah satu penghambat 

dalam kemajuan dikarenakan banyaknya dogma agama dan otoritas agama 

yang membuat manusia menjadi terbelakang. Oleh karena itu, dirinya secara 

terang-terangan menyanggah paham keagamaan yang menurutnya salah 

yang ia tulis di berbagai esai-esainya yang popular.  

Russell terus menelusuri tinjaunnya terhadap berbagai argumen. 

Berbagai argumen yang digunakan untuk menunjukkan atau 

membuktikan eksistensi Tuhan, menurutnya, selalu berubah seiring 

dengan berjalannya waktu. Pada awalnya argumen-argumen tersebut 

nampaknya rumit dan mencakup kekeliruan yang nampak jelas dan 

akhirnya ketika sampai di era  

modern, argumen- argumen tersebut kurang dihargai secara intelektual 

dan semakin lama banyak dipengaruhi oleh semacam kekaburan moral.  

C. Komparasi Argumen Agnostisisme dan Filsafat ketuhanan Tentang 

Tuhan 

Argumen Agnostisisme Filsafat Ketuhanan 

 

 

 

 

Argumen Ontologi 

(keberadaan) 

Tuhan dalam paham 

agnostisisme dianggap 

sebagai suatu hal yang 

tidak dapat diketahui. 

Artinya, Tuhan itu 

mungkin ada dan juga 

mungkin tidak ada karena 

sampai saat ini belum ada 

penjelasan yang logis 

terhadap eksistensi 

Tuhan. 

Tuhan dalam perspektif 

filsafat ketuhanan 

berbeda dengan 

agnostisisme yang 

menganggap bahwa 

Tuhan itu ada. Hal itu 

diperkuat oleh keyakinan 

bahwa segala sesuatu 

yang ada adalah bukti 

bahwa Tuhan itu ada 

yang sifatnya transenden. 

 

 

 

 

 

 

Agnostisisme juga 

mengkritik pandangan 

bahwa Tuhan sebagai 

penyebab pertama. 

Pandangan tersebut 

dianggap pandangan 

Filsafat ketuhanan 

berpandangan bahwa 

Tuhan sebagai pencipta 

dari seluruh keberadaan 

yang ada di dunia ini. 

Untuk itu, filsafat 
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Argumen Epistemologi 

(pengetahuan) 

yang lemah. Bagi 

Russell, jika semua ini 

melalui proses penciptaan 

maka Tuhan pun juga 

diciptakan. Artinya, 

pernyataan tersebut akan 

menimbulkan 

pertanyaan-pertanyaan 

yang serupa dan tidak 

berujung. 

ketuhanan dalam 

menguatkan 

keyakinannya akan 

Tuhan melihat dari 

seluruh fenomena-

fenomena yang terjadi 

bahwa semua ini telah 

diatur oleh Tuhan. 

 

 

 

 

Argumen Aksiologi (nilai 

atau fungsi) 

Salah satu yang membuat 

Russell menjadi seorang 

agnostik adalah 

kpercayaan bahwa agama 

dan Tuhan mampu 

melenyapkan 

ketidakadilan, apabila 

Tuhan melenyapkan 

ketidakadilan maka tidak 

ada manusia yang 

tertindas atau berselisih 

dengan manusia yang lain 

semua akan hidup rukun 

dan damai tetapi sampai 

hari ini masih banyak 

ketidakadilan yang 

terjadi. 

Filsafat ketuhanan 

berpandangan bahwa 

justru adanya agama dan 

Tuhan adalah agar 

manusia dapat saling 

mengasihi satu sama lain, 

ajaran agama adalah 

ajaran Tuhan dan tidak 

ada agama yang 

mengajarkan untuk saling 

menindas. Jadi, bukan 

agama dan Tuhan yang 

salah melainkan manusia 

itu sendiri yang keliru 

memahami maksud 

agama dan Tuhan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pembahasan ketuhanan dalam dunia filsafat merupakan suatu pembahasan 

yang kompleks, banyak argumen-argumen filsafat tentang Tuhan yang 

berbeda-beda yang juga menimbulkan tiga perspektif akan Tuhan, ketiga 

perspektif itu antara lain menerima, menolak dan menolak keduanya. Dari 

ketiga respon tersebut penulis tertarik membahas pandangan yang menolak 

keduanya antara menerima dan menolak eksistensi Tuhan. Untuk itu, penulis 

membahas tiga poin dalam mencari tahu tentang agnostisisme seperti berikut: 

1. Munculnya agnostisisme Bertrand Russeell disebabkan oleh keresahannya 

terhadapa ajaran agama kristen yang menurutnya tidak masuk akal dan 

banyak ajarannya yang tidak sejalan dengan ajaran dalam agama Kristen, 

sehingga ia memilih untuk mengkritisi ajaran-ajaran Kristen. Russell yang 

sangat mengandalkan akalnya menganggap bahwa sebuah kebenaran dapat 

diterima dengan syarat harus sesuai dengan akal manusia karena 

menurutnya hal-hal yang sifatnya gaib itu tidak masuk akal sama halnya 

dengan Tuhan. 

2. Keilmuan filsafat ketuhnan di era Bertrand Russell juga berpengaruh 

terhadap agnostisisme Russell. Pada awalnya filsafat ketuhanan adalah 

pemikiran yang menjadi lawan dari agnostik, filsafat ketuhanan 

menganggap bahwa Tuhan itu dapat diketahui dengan melihat segala 

realitas dalam kehidupan ini. Namun, pada perkembangannya filsafat 

ketuhanan tidak lagi seperti definisi sebelumnya karena memunculkan 

aliran-aliran yang justru memihak kepada agnostisisme. 
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3. Respon filsafat ketuhanan terhadap agnstisisme, demi menggusur 

pemikiran yang mencoba meniadakan Tuhan dalam kehidupan manusia 

filsafat ketuhanan menjelaskan bahwa Tuhan ada dan dapat diketahui 

melalui argument-argumen yang logis seperti ontologis, kosmologis, 

desain, moral, dan teleologis. Namun, argument tersebut belum cukup 

mampu meyakinkan Russell tentang Tuhan, justru sebaliknya ia 

menganggap bahwa argument itu lemah dan membuat Russell semakin 

konsisten terhadap agnostisismenya. 

Dalam perkembangan pemikiran manusia yang berlandaskan akalnya 

menimbulkan sifat angkuh terhadap Tuhan, pemikiran manusia dari masa ke masa 

sejalan dengan banyaknya penemuan-penemuan dari bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi, keunggulan tersebut menyebabkan keyakinan akan Tuhan 

memudar karena mereka anggap keyakinan tersebut membuat pengetahuan tidak 

maju karena dibatasi oleh paham-paham agama yang dianggap tidak mampu 

memajukan, sehingga para intelektual yang radikal memisahkan keyakinan agama 

dengan ilmu pengetahuan yang semakin maju. Untuk itu filsafat ketuhanan 

muncul sebagai respon terhadap paham yang berusaha memisahkan aspek 

ketuhanan dalam kehidupan manusia dengan membuktikan adanya Tuhan. 
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B. Implikasi 

Pembahasan tentang Tuhan berkaitan dengan agama dan agama berbicara 

soal iman, Tuhan adalah hal yang absolut dan tidak ada yang setara dengannya. 

Tuhan tidak dapat dijamah melalui akal manusia yang sifatnya terbatas. Oleh 

karena itu, manusia tidak mampu merasionalkan Tuhan sementara argumen 

logis tentang Tuhan pada dasarnya hanya sebatas penguatan keyakinan yang 

mampu diterima oleh akal manusia dan untuk menggambarkan Tuhan secara 

utuh pasti tidak akan tercapai. Dengan demikian pemikiran-pemikiran yang 

mencoba menjelaskan Tuhan secara utuh pasti akan berakhir kepada kebuntuan 

yang mengakibatkan munculnya keraguan bahkan penolakan terhadap Tuhan, 

hal tersebut sering terjadi dikalangan intelektual yang sangat mengandalkan 

akal yang membutuhkan pembuktian secara nyata. Disinilah peran iman 

terhadap manusia yang mencoba untuk mengenal Tuhan secara nyata. Iman 

bersifat konsisten terhadap apa yang di imani manusia selama hidupnya, dan 

karena itu, ketika manusia sudah beriman maka seharusnya ia tidak lagi 

meragukan apa yang dia imani tersebut.  

Pandangan bahwa Tuhan itu tidak mampu diketahui pada dasarnya tidak 

salah karena manusia memang tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui 

Tuhan melainkan hanya meyakini. Namun pandangan yang mengatakan bahwa 

manusia tidak mampu mengetahui Tuhan (agnostisisme) cenderung mengarah 

kepada penolakannya kepada Tuhan karena di kehidupan sehari-hari mereka 

nampak bahwa dalam implementasi pemikirannya tidak lagi menerapkan nilai-

nilai ketuhanan yang diajarkan agama. Hal tersebut disebabkan oleh 

pemikirannya yang sendiri yang berujung kepada kesesatan berfikir, mereka 

mencoba membuktikan hal-hal yang pada dasarnya tidak dapat dibuktikan dan 

diluar dari kemampuan manusia. Maka perlu adanya iman sebelum melakukan 
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pembuktian akan Tuhan dan selalu didasari oleh apa yang terdapat dalam 

kitab-kitab agama tertentu agar hasil dari pemikirannya tidak keliru. Di antara 

kekeliruan berfikir adalah meletakkan semua pada kekuatan pikiran, sementara 

pada saat yang sama diakui pula bahwa akal pikiran memiliki keterbatasan-

keterbatasan. Relativitas yang dimiliki oleh inderawi dan juga oleh akal, 

mestinya tidak serta merta menegasikan sesuatu yang memang tidak tercandra 

oleh indera. Banyak fenomena dimana akal bisa dan bahkan harus menerima 

eksistensi sesuatu, meskipun indera tidak mampu untuk membuktikannya 

secara empiris. 
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