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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengantitik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S se س

 Syin Sy se nad ss ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dhad Ḍ de (dengan titik di ض
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bawah) 

 Tha Ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Dza Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain „ apostrof terbaik„ ع

  Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي

 

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.  
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Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 

Vokal rangkap bahasaArab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ  ي  fathah dan ya Ai a dan i 

َ  و  fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 

 

C. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fathah dan ا / ي

alifatauya 

A a dan garis di atas 

َ  ي  kasrah dan ya I i dan garis di atas 

َ  و  dammah dan wau  

U 

u dan garis di atas 
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D. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutahdiikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda ta sydid (  َ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda syaddah. 

Jika huruf ي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلا 

(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

G. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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H. Penelitian Kata Arab yang Lazimdigunakandalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-

Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

I. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

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

ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

J. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) daan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
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K. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta„ala 

saw. = sallallahu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali „Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat. 
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ABSTRAK 

Nama : Zulfahnur Adyaksha 

NIM : 30100119127 

Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam 

Judul : Simbolisme Dalam Beragama Menurut Komaruddin Hidayat 

 

Penelitian ini berjudul “Simbolisme Dalam Beragama Menurut 
Komaruddin Hidayat”. Dalam penelitian ini terdapat tiga pokok permasalahan 
yang dirumuskan oleh penulis yaitu: (1). Bagaimana Geneologi pemikiran 
Komaruddin Hidayat, (2). Bagaimana Simbolisme dalam beragama dalam 
perspektif Komaruddin Hidayat, dan (3). Bagaimana Implikasi simbolisme dalam 
beragama perspektif Komaruddin Hidayat dalam kehidupan. Adapun jenis 
penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
yang bersifat kepustakaan ataupun Library Research. Dengan pendekatan 
penelitian yaitu pendekatan Teologis dan pendekatan Hermeneutika. Metode 
pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu mengumpulkan data-data 
yang terkait dengan simbolisme agama dan Komaruddin Hidayat, melalui buku-
buku dan jurnal. Dengan teknik analisis yaitu deduktif, induktif, dan komparatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, geneologi pemikiran 
Komaruddin Hidayat ada dua yaitu tradisional dan modern, kedua kerakter gen 
inilah yang memebentuk pemikiran Komaruddin Hidayat. Kedua, Fenomena 
saintisme di dunia Barat memperlihatkan kepada kita bahwa ilmu telah menjadi 
ideologi baru, bahkan agama baru (preudi religion). Menurut Komaruddin 
kemajuan iptek modern yang ikut membidani dan membesarkan kelahiran paham 
positivisme, membuat bangunan langit suci bagi sebagian masyarakat semakin 
kabur dan koyak.  Ketiga, fenomena kehidupan masyarakat modern sekarang, 
adalah menurunnya penghayatan atas ajaran dan seruan kebaikan agamanya, 
melonggarnya ikatan kekeluargaan dan tata pergaulan masyarakat. Hal ini 
disebabkan oleh gaya hidup yang individualistik dan tampak umumnya kehidupan 
masyarakat modern disibukkan oleh berbagai hal yang sifatnya duniawi, sehingga 
perhatian terhadap agama sebatas tradisi yang turun-temurun bersifat verbalistik 
dan ritualistic berkala.  

Implikasi dalam penelitian ini yaitu diperlukan upaya untuk menumbuh-
kembangkan agama pada jiwa manusia, yaitu melalui aktivitas dakwah yang 
komprehensip dan berkesinambungan. Karena sesungguhnya ilmu pengetahuan 
tidak dapat menggantikan peran agama dalam memenuhi kekosongan spiritual 
manusia modern. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan 

kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat, dan 

pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan, 

pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Pada 

zaman sejarah adat menjadi alat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama.
1
  

Banyak agama yang memiliki mitologi, simbol dan sejarah suci yang 

dimaksudkan untuk menjelaskan makna, tujuan hidup dan asal-usul kehidupan 

atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, 

orang-orang memperoleh moralitas, etika, hukum adat atau gaya hidup yang 

disukai.   

Agama bersifat sakral dan suci, namun tidak jarang agama dijadikan 

senjata politik guna memberikan pengaruh terhadap warga, dan pada 

kenyataannya sekarang agama cuma menjadi suatu tanda pengenal untuk setiap 

individu. 

Simbol adalah tanda yang menyampaikan tanpa kalimat serta menulis 

tanpa tulisan, tersusun oleh berbagai sistem serta bentuk yang di sakralkan 

didalam kegiatan agama.
2
 Simbol menjadi wadah guna menciptakan serta 

menjabarkan sebuah pesan, mentata system epistimologi serta kepercayaan yang 

di anut.
3
  

                                                           
1
Rahmadi, tim Galamedia. “Agama dan Adat Istiadat: Pertentangan Pengetahuan dan 

Kebiasaan”, (27 Januari 2023). 
2
M. Husein A. Wahab. “Simbol-Simbol Agama”, Jurnal Substantia, Vol 12, No. 1, (April 

2011), h.83 
3
Sujono Soekamto.” Sosioligi Suatu Pengantar”. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 

h. 187. 
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Hubungan antara manusia dengan simbol-simbol sangat erat sekali bahkan 

pada kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dengan simbol. Begitu eratnya 

hubungan  manusia dengan simbol sampai manusia pun disebut sebagai makhluk 

yang hidup dalam simbl-simbol. Manusia berpikir, berperasaan dan bersikap 

dengan ungkapan-ungkapan yang simbolis, ungkapan yang simbolis ini 

merupakan ciri khas manusia, yang membedakannya dengan hewan. Salah 

seorang filosof Ernst Cassirer, berpendapat bahwa manusia sebagai hewan yang 

bersimbol memang ada benarnya. Filosof tersebut menegaskan bahwa manusia itu 

tidak pernah melihat, menemukan, dan mengenal dunia secara langsung kecuali 

melalui berbagai simbol. Kenyataan memang sekedar fakta-fakta tetapi 

sebenarnya mempunyai makna makna psikis, karena simbol mempunyai unsur 

pembebasan dan penglihatan.
4
 Hal ini dikuatkan pendapat bahwa simbol perlu 

ditafsirkan dan penafsiran akan mendekatkan diri pada pemikiran yang akhirnya 

masuk dalam dimensi kemerdekaan, termasuk unsur pembebasan.
5
 

Simbol-simbol biasanya dipergunakan sebagai sarana atau media untuk 

memohon atau menyampaikan pesan-pesan, petunjuk-petunjuk, atau nasehat-

nasehat dalam suatu agama. Agama sebagai sebuah institusi sistem kepercayaan 

yang mengandung keyakinan serta imajinasi manusia tentang Tuhan, keberadaan 

hal gaib, supranatural, tentang hidup dan mati, dan tentang wujud dewa-dewa dan 

makhluk halus lainnya yang mendiami alam gaib. Keyakinan-keyakinan seperti 

itu biasanya diajarkan kepada manusia dari kitab-kitab suci agama yang 

bersangkutan atau dari mitologi dan dongeng-dongeng suci yang hidup dalam 

masyarakat.  

                                                           
4
Ernst Cassirer. An Introduction to Philosophy of Human Culture, New Heaven. (New 

York: 1994), h.23. 
5
Toeti Heraty Noerhadi.  Aku dalam Budaya.  (Dunia Pustaka Jaya Jakarta: 1980), h. 193-

194. 
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Kedudukan simbol dalam agama sebagaimana dapat dilihat dalam kegiatan 

atau upacara keagamaan merupakan penghubung antara komunikasi human 

kosmis dan komunikasi keagamaan lahir dan batin. Tindakan simbolis dalam 

upacara keagamaan merupakan bagian sangat penting karena tindakan simbolis ini 

melambangkan komunikasi manusia dengan Tuhan. Setiap agama memiliki 

sistem kepercayaan. System kepercayaan ini erat hubungannya dengan sistem 

upacara-upacara keagamaan dan menentukan tata cara dari unsur-unsur, acara, 

serta keyakinan alat-alat yang dipakai dalam upacara.
6
 Tujuan sistem upacara 

keagamaan adalah untuk digunakan sebagai media hubungan manusia dengan 

Tuhan, dewa-dewa atau mahkluk halus yang mendiami alam gaib. Sistem upacara 

keagamaan ini melambangkan konsep- konsep yang terkandung dalam sistem 

kepercayaan. Seluruh sistem upacara keagamaan terdiri dari aneka macam 

upacara terdiri dari kombinasi berbagai macam unsur upacara, misalnya berdo‟a, 

bersujud, sesaji, berkurban, dan sebagainya. Kadangkala interpretasi terhadap 

kitab sucipun mengarah kepada pemahaman simbolik, misalnya Ibnu Araby 

dalam interpretasinya terhadap Qur‟an melangkah sangat jauh meninggalkan 

makna literal teks, dan menyeberang ke pemahaman simbolik.
7
 

Penggunaan simbol-simbol dalam agama, ternyata dilaksanakan dengan 

penuh kesadaran yang tinggi, pemahaman yang sungguh-sungguh, dan 

penghayatan yang mendalam, dan dianut secara tradisional (tradisi kenabian) dari 

satu umat ke umat berikutnya. Dapat dilihat dari sejarah umat Islam. Penggunaan 

simbol dalam agama islam sendiri sudah dimulai sejak Nabi Muhammad saw. 

                                                           
6
Koentjaraningrat. Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan. (PT Gramedia, Jakarta: 

1974), h. 19. 

7
William C. Chittick. The Sufi Path of Knowledge, terjemahan Achmad     Nidjam, M. Sadat 

Ismail, dan Ruslani. (Penerbit Qalam. Yogyakarta: 2001), h. vi. 
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Istilah simbolisme beragama juga bisa dikaitkan dengan orang-orang yang 

beragama secara simbolik. Seperti pada saat sekarang ini banyak orang-orang 

yang menjadikan agamanya sebagai simbol. Tidak betul-betul menjalankan 

perintah agamanya. Agama Cuma dijadikan simbol pengenal dan sering 

dimunculkan sebagai topeng dalam politik, agar mendapatkan perhatian, 

pembelaan, dan kemenangan dari masyarakat. Dalam QS al-Maun/107:1-7, Allah 

swt berfirman: 

                                              ٢                                            ١                             
                 ٥                                                 ٤                              ٣                  

                  ٧                               ٦  
Terjemahnya: 

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama. Maka itulah orang yang 
menghardik anak yatim. dan tidak mendorong memberi makan orang 
miskin. Maka celakalah orang yang salat. (yaitu) orang-orang yang lalai 
terhadap salatnya. yang berbuat ria dan enggan (memberikan) bantuan.

8
 

Firman Allah itu menegaskan bahwa kepalsuan dapat terjadi dalam sikap 

keagamaan. Menjadi pendusta agama atau beragama secara palsu karena tidak 

memiliki komitmen sosial yang makin diperburuk oleh tingkah laku diri sendiri 

yang tampak seperti menjalankan ibadah formal, namun tidak menghayati dan 

tidak mewujud nyatakan hikmahnya.
9
 

Fenomena-fenomena agama hanya sebagai simbol, bermunculan di 

tengah-tengah masyarakat Indonesia. Banyak diantara mereka yang mengaku 

beragama tapi tidak menjalankan perintah agamanya. Bahkan ada yang lebih licik 

lagi menggunakan lambang agama untuk berselancar di dunia politik. Salah satu 

cendikiawan muslim pernah mengatakan “agama seharusnya menjadi peradaban 

                                                           
8
Kementrian Agama RI, Al-Qur;an dan Terjemahannya, (Surabaya: Nur Ilmu, 2017), h. 

602. 
9
Nurcholis Madjid, Karya Lengkap Nurcholis Madjid, (Jakarta: NCMS, 2019), h. 1600. 
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manusia di segala bidang, bukan hanya sebagai alat kepentingan politik”.
10

 Inilah 

yang dikatakan Komaruddin Hidayat yang dituangkan dalam tulisannya di 

website resmi kemenag. 

Melihat banyaknya pemikiran-pemikiran Komaruddin Hidayat tentang 

agama, dan permasalahan seputar simbolisme dalam agama, maka peneliti 

menganggap perlunya mengangkat pembahasan mengenai Simbolisme Dalam 

Beragama dengan mendasarkan kepada pandangan Komaruddin Hidayat. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana geneologi dan pemikiran Komaruddin Hidayat? 

2. Bagaimana bentuk simbolisme dalam beragama dalam perspektif 

Komaruddin Hidayat? 

3. Bagaimana implikasi simbolisme dalam beragama perspektif Komaruddin 

Hidayat dalam kehidupan? 

C. Pengertian Judul 

1. Simbolisme Agama 

Kata simbol berasal dari bahasa Yunani symbolos yang berarti tanda 

atau ciri yang memberitahukan segala sesuatu hal kepada seseorang. Simbol 

atau lambang adalah semacam tanda, dan lain sebagainya yang menyatakan 

sesuatu hal atau mengandung maksud tertentu. Misalnya warna putih 

merupakan lambang kesucian, warna merah melambangkan keberanian, 

rantai di dalam lambang Negara Republik Indonesia merupakan lambang 

kemanusiaan dan lain sebagainya. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, agama adalah pengatur 

(sistem) yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan keyakinan serta 

pengabdian kepada Sang Pencipta Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang 

                                                           
10

Komaruddin Hidayat. Agama Sebagai Peradaban, Bukan Alat Kepentingan Politik, 

2012,kemenag.go.id, (12 Februari 2023). 
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berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. 

Kata "agama" berasal dari bahasa Sanskerta, āgama yang berarti "Cara 

Hidup". Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal 

dari bahasa latin religion dan berakar pada kata kerja re-ligare yang berarti 

"mengikat kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat 

dirinya kepada Tuhan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa paham atau 

aliran tentang keagamaan yang mendasarkan diri kepada simbol itulah yang 

dimaksud simbolisme dalam beragama. 

2. Komaruddin Hidayat 

Komaruddin Hidayat lahir di Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid 

Magelang, Jawa Tengah, dekat dengan Candi Borobudur pada 18 Oktober 

1953.
11

 Terahir dari lingkungan kaum santri, ayahnya bernama Imam 

Hidayat, sedangkan ibunya bernama Zubadiyah. Saat dirinya berusia 9 tahun, 

ibunya meninggal. Ayahnya baru meninggal pada usia 90 tahun. Saat itu, 

profesi ayahnya sebagai salah satu Pejuang ‟45, dan baru setelah 

kemerdekaan pemerintah memberinya hadiah berupa Pangkat Prajurit 

Ketentaraan.
12

 

Komaruddin merupakan kolumnis di beberapa media massa seperti 

Harian Kompas, Seputar Indonesia dan Republika. Selaku akademisi, Ia 

menjadi Dosen pada Fakultas Pasca Sarjana IAIN Jakarta (sejak 1990), dosen 

pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia (sejak 1992), dan dosen 

Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara (sejak 1993). Selain sebagai dosen, 

ia juga sebagai Dewan Redaksi majalah Ulumul Qur`an (sejak 1991), Dewan 

Redaksi jurnal Studia Islamika (sejak 1994), Dewan editor dalam penulisan 

                                                           
11

Komaruddin Hidayat. „Profil Penulis‟ dalam Life‟s Journey: Hidup Produktif dan 

Bermakna (Jakarta: Penerbit Noura Books, 2013), h. 246. 
12

Mohammad Haris. Teologi pluralis: Studi Atas Pemikiran Keagamaan Komaruddin 

Hidayat. (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,2020), h. 39. 
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Encylopedia of Islamic World, dan Direktur pada Pusat Kajian 

Pengembangan Islam Kontemporer, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sejak 

1995). Sejak tahun 1990, ia merupakan salah satu peneliti tetap Yayasan 

Wakaf Paramadina, Jakarta.
13

 

Komaruddin Hidayat juga menulis banyak buku. Diantaranya 

Memahami Bahasa Agama, Masa Depan Agama, Tragedi Raja Midas, Tuhan 

Begitu Dekat, Wahyu di Langit, Wahyu di Bumi, Menafsirkan Kehendak 

Tuhan, dan Psikologi Kematian. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini 

memiliki visi mengindonesiakan Islam, bukan mengislamkan Indonesia. 

Dengan banyaknya pemikiran Komaruddin Hidayat, maka peneliti 

menjadikan landasan pemikiran Komaruddin Hidayat dalam penelitian ini. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka yang di maksud ialah jalan guna memberikan penjelasan 

jika, Objek pengamatan yang di lakukan penulis mempunyai signifikan yang baik 

dengan intelektual akademik disertai informasi penunjang yang mencukupi serta 

pula tidak pernah di teliti dengan mendalam serta keseluruhan baik berbentuk 

skripsi ataupun pengamatan lain. Beberapa penelitian sebelumnya ialah : 

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Ibnu Rochman, yang mengkaji tentang 

Simbolisme Agama Dalam Politik Islam. Jurnal ini membahas tentang pengertian 

simbol-simbol dalam agama dan bagaimana simbol itu masuk ke rana politik. 

Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada 

pandangan tokohnya. Bisa dibilang dalam jurnal diatas tidak menentukan 

pandangan tokoh yang dipakai dalam jurnalnya. Sedangkan dalam penelitian ini 

pandangan tokohnya yaitu Komaruddin Hidayat. 

                                                           
13

Muhammad Zubair. Pluralis  Yang Sufistik, 2012, (12 Februari 2023). 
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Kedua, jurnal yang ditulis oleh Nurcholish Madjid, yang mengkaji tentang 

Masalah Simbol dan Simbolisme Dalam Ekspresi Keagamaan. Dalam jurnal ini 

membahas tentang bagaimana orang-orang yang menjadi pendusta agama atau 

beragama palsu. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu 

terletak pada pandangan tokohnya. 

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Siti Solikhati, yang mengkaji tentang 

Simbol Keagamaan Dalam Islam dan Ideologi Televisi  Jurnal ini membahas 

simbol-simbol keagamaan dan membahas tentang dunia televsi yang dimana 

dapat berkembangnya suatu ideologi. Adapun yang menjadi perbedaan dengan 

penilitian ini yaitu jurnal diatas menambahkan satu pembahasan yaitu ideologi 

televisi, jadi bukan hanya sekedar membahas simbol agama saja. 

Keempat, skripsi yang berjudul Teologi Pluralis : Studi atas pemikiran 

Keagamaan Komaruddin Hidayat. Ditulis oleh Mohammad Haris, pada tahun 

2020, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas pemikiran-

pemikiran Komaruddin Hidayat seputar Teologi Pluralis. Adapun yang menjadi 

perbedaan dengan penilitian ini yaitu skripsi diatas bukan membahas simbolisme 

dalam beragama. Akan tetapi peneliti tetap memasukkan skripsi ini sebagai 

tinjauan pustaka karena terdapat pemikiran Komaruddin Hidayat yang bisa 

menjadi referensi.  

Kelima, skripsi yang berjudul  Desakralisasi Simbol Agama : Studi Tafsir 

Ibnu Katsir. Ditulis oleh Ernanda Lysia Widiarti, pada tahun 2021, Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas simbol-simbol agama 

yang sudah tidak disakralkan lagi oleh masyarakat. Adapun titik perbedaannya 

yaitu penelitian ini hanya membahas tentang simbol-simbol yang terdapat dalam 

agama, bagaimana orang-orang menjadikan agamanya sebagai simbol untuk 
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mewujudkan kepentingannya sendiri, dan juga perbedaannya yaitu pandangan 

tokohnya. 

E. Metode Penelitian 

Sesuai permasalahan diatas ada empat kata kunci yang wajib diperhatikan 

ialah metode ilmiah, informasi, impian serta menfaat. Metode ilmiah bermakna 

aktivitas pengamatan tersebut di dasarkan kepada tanda-tanda ilmu, ialah rasional, 

empiris, serta tersistem. Rasional bermakna kegiatan pengamatan tersebut di 

lakukan menggunakan metode yang tergolong pemikiran hingga bisa dijankau 

dengan nalar seseorang. Empiris bermakna metode yang dilakukan tersebut 

diamati oleh alat indera hingga individu hingga lainnya bisa memperhatikan serta 

mengerti metode yang digunakan, dan tersistem maknanya kegiatan yang 

digunakan pada pengamatan tersebut memakai langkah-langkah tertentu yang 

sifatnya logis.
14

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat 

kepustakaan ataupun Library Research.  Menurut Moh Nazir studi kepustakaan 

(library research) ialah suatu usaha mencaritahu teori yang sudah maju pada 

bidang ilmu yang berhubungan, pencarian cara dan teknik pengamatan, baik 

pada mencari informasi ataupun menganalisa informasi, hingga di peroleh 

orientasi yang semakin besar oleh permasalahan yang di pilih.
15

 

Sehingga bisa disimpulkan jika penelitian kepustakaan ialah suatu 

penelitian yang mempelajari serta menjelaskan sebuah masalah mengenai teori 

seluruh pakar dan menuju pada dalil-dalil yang sesuai dengan permasalahan 

                                                           
14

Sugiono. Metode Penelitian kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, cet Ke 20 ,2014) 

h. 2 
15

Moh. Nazir. Metode Penelitian.  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 93. 
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tersebut. nantinya akan dibahas suatu permaslahan tentang Simbolisme Dalam 

Beragama menurut Kamaruddin Hidayat. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Teologi 

Teologi secara leksikal terdiri dari dua kata, yaitu “theos” yang 

berarti Tuhan dan “Logos” yang berarti Ilmu.
16

 Jadi teologi adalah ilmu 

tentang Tuhan atau ketuhanan. Secara terminologi, teologi adalah ilmu yang 

membahas tentang Tuhan dan segala sesuatu yang terkait dengannya,
17

 juga 

membahas hubungan Tuhan dengan manusia dan hubungan manusia dengan 

Tuhan.
18

  Peneliti menggunakan pendekatan teologi untuk menganalisis 

masalah ketuhanan dengan menggunakan norma-norma agama atau simbol-

simbol keagamaan yang ada, dan untuk menghubungkan antara simbolisme 

agama, pandangan Komaruddin Hidayat, dan teologi. 

b. Pendekatan Hermeneutika 

Kata hermeneutika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani 

yaitu kata kerja hermeneuein yang berarti menafsirkan atau 

menginterpretasi, atau kata benda hermenia yang berarti penafsiran atau 

interpretasi. Dari kata kerja hermeneuein dapat ditarik tiga bentuk makna 

dasar masih dalam koridor makna aslinya, yaitu mengungkapkan, 

menjelaskan, dan menerjemahkan.
19

 Peneliti menggunakan pendekatan ini 

untuk memaknai dan menjelaskan secara bahasa simbol-simbol didalam 

penelitian ini. 

 

                                                           
16

Hanafi. A. Pengantar Theolog Islam.  (Jakarta: Pustaka Al-Husna, cet V, 1989), h.11. 
17
Hamzah Ya‟qub. Filsafat Agama Titik Temu Akal dengan Wahyu. (Jakarta: Pedoman 

Ilmu Jaya. 1991), h. 10 
18

Amsal Bachtiar. Filsafat Agama. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet Islam, 1997), h. 18. 
19

Sahiron Syamsuddin. Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur‟an. (Yogyakarta: 

Nawesea Press, 2009), h. 5-10. 
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3. Sumber Data Penelitian 

Sumber data pada penelitian tersebut di peroleh dari sumber data 

primer serta sekunder.  

a. Data Primer 

Sumber data primer ialah sumber data yang didapatkan melalui 

buku-buku ataupun kitab-kitab yang berkaitan langsung pada pokok 

permasalahan yang berhubungan pada judul penelitian. Adapun buku yang 

menjadi rujukan yaitu buku yang ditulis oleh Kamaruddin Hidayat seperti 

Tragedi Raja Midas, Tuhan Begitu Dekat, Wahyu di Langit, Wahyu di 

Bumi, Menafsirkan Kehendak Tuhan, Psikologi Kematian, dan dua buku 

yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini yaitu Memahami Bahasa 

Agama, Agama Masa Depan. 

b. Data Skunder 

Data sekunder ialah data yang mendukung pembahasan pada 

penelitian ini seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan karya tulis lainnya yang 

berkaitan dengan simbolisme dalam beragama dan Kamaruddin Hidayat. 

4. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

Setelah data berhasil dikumpulkan dari berbagai referensi, selanjutnya 

peneliti menggunakan analisis konten. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

metode kualitatif. Adapun Teknik analisis yang digunakan yaitu: 

a. Deduktif, adalah metode penalaran yang digunakan dalam science untuk 

mendapatkan kesimpulan yang benar secara logika. Deduksi dapat 

diawali dengan memberikan pernyataan umum (atau hipotesis) dan 

menguji kemungkinan untuk mencapai kesimpulan spesifik yang benar 

secara logika. Dalam science, metode ini digunakan untuk menguji 

hipotesis dan teori.  
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b. Induktif, adalah kebalikan dari metode deduktif. Metode ini membuat 

pernyataan umum berdasarkan observasi yang spesifik. 

c. Komparatif, adalah membandingkan satu variabel dengan variabel 

lainnya untuk mendapatkan fakta-fakta dari objek penelitian yang 

diteliti.  

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui geneologi dan epistemologi pemikiran Komaruddin 

Hidayat. 

b. Untuk mengetahui simbolisme dalam beragama dalam perspektif 

Komaruddin Hidayat. 

c. Untuk mengetahui aksiologi simbolisme dalam beragama perspektif 

Komaruddin Hidayat dalam kehidupan 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis  

1. Memberikan konstribusi pada studi filsafat tentang simbolisme dalam 

beragama. 

2. Memberikan sumbangsi pemikiran bagi akademisi untuk penelitian 

tentang simbolisme dalam beragama. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Memberikan pengetahuan kepada pembaca secara umum tentang 

simbolisme dalam beragama. 

2. Terjawabnya permasalahan yang terdapat dalam perumusan 

permasalahan penulis, serta menjadi bahan pembelajaran.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS  

A. Simbolisme Dalam Beragama  

1. Fenomena Umum 

Berbicara mengenai simbol maka perlu untuk mengetahui perbedaan 

antara simbol dan simbolisme, agar dalam pengunaannya tidak terjadi 

kekeliruan, simbolisme adalah tata pemikiran atau paham yang menekankan 

atau mengikuti pola-pola yang mendasarkan diri kepada simbol-simbol, 

simbolisme di dalamnya mencakup simbol itu sendiri, yang mana di dalam 

simbol itu juga terdapat isyarat, dan tanda. Jadi simbolisme mencakup simbol, 

isyarat dan tanda.
20

  

Dari zaman ke zaman Simbolisme tetap memiliki arti yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia, di mana manusia memakai simbol-simbol 

untuk mengungkapkan dirinya. Seperti yang ditulis Dillistone dalam The 

Power of Symbol berdasarkan kutipannya terhadap apa yang dikatakan Maclver 

yaitu kesatuan sebuah kelompok, seperti semua nilai budayanya, pasti 

diungkapkan dengan memakai simbol. Sebab simbol sekaligus merupakan 

sebuah pusat perhatian yang tertentu, sebuah sarana komunikasi, dan landasan 

pemahaman bersama dari setiap komunikasi, dengan bahasa atau sarana yang 

lain, mengunakan simbol-simbol. Masyarakat hampir tidak mungkin ada tanpa 

simbol-simbol” 
21

 

Berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh Dillistone, bahwa nilai-nilai 

budaya diungkapkan dengan memakai simbol, maka perlu untuk melihat 

hubungan simbol dan kebudayaan. Simbol adalah salah satu dari produksi 

                                                           
20

Budiono Herusatoto. “Simbolisme Dalam Budaya Jawa”. (Yogyakarta: PT Hanindita, 

1984), h. 46. 
21

Maclver M.R. Society. (Devizes, WILTS, United Kingdom: Macmillan, 1950), dikutip 

F.W. Dillistone, The Power Of Symbol, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), h. 15.   
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budaya atau sebaliknya simbol dapat memproduksikan sebuah kebudayaan 

karena simbol dan kebudayaan adalah dua hal yang memiliki timbal balik. 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Budiono Herusatoto: kebudayaan sendiri 

terdiri dari gagasan-gagasan, simbol-simbol dan nilai-nilai sebagai hasil karya 

dari perilaku manusia, begitu eratnya kebudayaan manusia dengan simbol-

simbol, sehingga manusia dapat pula disebut makhluk bersimbol.
22

  

Sebagai makhluk budaya manusia harus terus menerus menggali, 

mengembangkan semua bakat yang ada padanya, bahkan menciptakan 

kemungkinankemungkinan baru dalam kehidupannya: yang berupa atau terdiri 

dari gagasan-gagasan, simbol-simbol dan nilai-nilai sebagai hasil karya dan 

perilaku manusia. Karena itulah dapat dikatakan bahwa antara kebudayaan 

manusia dan simbol-simbol memiliki hubungan yang erat sehingga manusia 

dapat dikatakan sebagai mahkluk bersimbol. Jadi kebudayaan adalah dunia 

yang penuh dengan simbol. Manusia berpikir, berperasaan, dan bersikap 

dengan ungkapan-ungkapan simbolis.
23

 

Eratnya hubungan kebudayaan dengan simbolisme, terlihat dari tradisi 

atau adat istiadat dan lebih kentalnya dapat ditemukan dalam kehidupan 

masyarakat tradisonal. Misalkan, dalam upacara-upacara yang dilakukan baik 

dari seseorang masih dalam kandungan sampai pada kematian, upacara tersebut 

merupakan warisan yang diturunkan dari satu genersi ke generasi berikutnya 

yang di dalamnya penuh dengan simbol. Segala bentuk dan jenis kegiatan 

simbolik dalam masyarakat tradisional merupakan upaya pendekatan manusia 

kepada Tuhannya, yang menciptakan, menurunkannya ke dunia, memelihara 

hidup dan menentukan kematiannya. Dengan demikian, simbolisme dalam 
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Budiono Herusatoto. “Simbolisme Dalam Budaya Jawa”,  h. 10.   
23
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masyarakat tradisional disamping membawa pesan kepada generasi-generasi 

berikutnya selalu dilaksanakan dalam kaitannya dengan religi.
24

 

Di dalam studi tentang orientasi simbolisme dikenal dengan empat sistem 

simbol yang tersusun secara koheren yaitu: Sistem kognitif (Cognitive 

Simbolization), simbol moral (moral Simbolization), Simbol ekspresif 

(ekxpresissive Simbolization), dan simbol konstitutif (Constitutive 

Simbolization).
25

 

Simbol kognitif adalah simbol-simbol yang memiliki koheren dengan 

ilmu pengetahuan, simbol moral yang berkaitan dengan berbagai ketentuan 

normatif. Simbol ekspresif yang berkaitan dengan karya seni dan simbol 

konstitutif yang terkait dengan kepercayaan dan penyembahan sebagai perilaku 

utama keagamaan.  

Secara fungsional keempat sistem tersebut berfungsi dalam 

memfigurasikan empat tuntutan kehidupan keagamaan dalam berbagai 

bentuknya. Keempat kebutuhan tersebut adalah kebutuhan yang bersifat 

penyesuaian, kebutuhan pencapaian tujuan (goal attainment), kebutuhan 

integrasi (integration) dan kebutuhan dalam mempertahankan pola-pola yang 

ada di dalam suatu agama (latent pattern maintenance).
26

 

Semua kebutuhan tersebut merupakan rangkaian kebutuhan yang terkait 

dengan Sistem kehidupan keagamaan. Kebutuhan adaptasi atau penyesuaian 

akan terpenuhi melalui sistem simbol kognitif, kebutuhan goal attainment 

dapat terpenuhi melalui sistem simbol ekspresif, dalam bentuk karya seni dan 

komunikasi simbolis. Keperluan integration akan dapat terpenuhi melalui 

sistem simbol moral dalam bentuk etika, adat sopan santun atau tata karma 
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25
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pergaulan. Dan kebutuhan mempertahankan pola kehidupan akan dapat 

terselesaikan melalui Sistem konstitutif dalam bentuk kepercayaan (keimanan) 

atau kenyakinan sebagai ajaran pokok agama.  

Selain memiliki hubungan koheren dengan kebutuhan sebagaimana yang 

telah digambarkan, dua sistem dari empat sistem diatas juga memiliki korelatif 

intergratif dan dinamis, yaitu antara sistem simbol ekspresif dengan simbol 

konstitutif. Apabila sistem simbol ekspresif dapat menggambar makna yang 

ada dibaliknya secara harfiah dan merubah sesuatu yang hidup (living Form) 

menjadi sebuah pesan atau tanda yang dapat dihayati, maka secara dinamis 

akan terkorelasi dengan sesuatu yang dipercaya atau dikuduskan yang berada 

di alam transenden.  

Dengan demikian kedua Sistem ini dapat mengkonfigurasikan antara 

tanda (simbol) dengan kepercayaan yang berada di alam transenden atau alam 

gaib. Dengan kata lain simbol ekspresif yang berbentuk berbagai pesan yang 

bersifat seni dan lain-lainnya terkorelasi secara langsung dan dinamis dengan 

sesuatu yang menjadi kepercayaan dan pemujaan didalam kehidupan 

keagamaan. Atas dasar itu, simbol ekspresif dipandang sebagai sebuah pesan 

yang lazim diartikan sebagai ajaran atau doktrin yang wajib dipatuhi dan 

diamalkan, sementara simbol konstitutif dipandang sebagai sebuah sitem 

kepercayaan yang menjadi dasar dari perilaku keagamaan, dan jamak 

difigurasikan sebagai suatu hakikat yang tertinggi, yang suci, dipuja dan 

disembah.  

Diantara keduanya harus terkorelasi secara dinamis, karena hunbungan 

itu tidak hanya pada sisi horizontal (Horizontal Arrangement) nya saja, tetapi 

juga sebagai hubungan yang korelatif integrative. Selain itu, simbol konstitutif 

secara fungsional sebagai pengontrol sistem simbol ekspresif, sedangkan 
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Sistem simbol ekspresif itu sendiri kedudukannya sebagai kekuatan yang 

member umpan balikterhadap goal attenment (tujuan ) daripada simbol 

konstitutif.
27

  

Dengan demikian dapat dideskripsikan bahwa sistem ekspresif 

merupakan suatu bentuk pendekatan keagamaan, terutama pada kegiatan 

ritualnya, sementara simbol konstitutif berfungsi sebagai sarana pendekatan 

untuk menjaga keutuhan dan kesinambungan kehidupan beragama bagi 

manusia.  

Kesemua sistem simbol ini terstruktur di dalam semua dimensi agama, 

yang dikenal sebagai struktur rohani. Terdapat tiga struktur rohani (agama) 

yang melahirkan berbagai simbol yaitu struktur keyakinan atau kepercayaan, 

struktur ibadah (warship) dalam berbagai polanya, dan struktur komunal 

(umat) yang tampil dalam bentuk organisasi atau asosiasi. Ketiga struktur 

rohani inilah yang mewarnai keempat sistem simbol keagamaan. 

Definisi etimologis, kata “simbol” berasal dari kata Yunani sumballeo, 

sumballein atau sumballesthai yang berarti berunding, berdebat, merenungkan, 

bertemu atau membantu,
28

 berwawancara, melemparkan menjadi satu, 

menyusun atau menyatukan, menetapkan, menggabungkan, menyetujui, 

membandingkan, menjelaskan, menafsir, mengapresiasi.
29

 Simbol juga berarti 

penyatuan dua hal menjadi satu.
30

 Kata ini berasal dari suatu kegiatan praktis 

pada masa lampau berupa sebuah cincin, koin, atau lempengan tanah liat yang 

dibagi dua, untuk mengadakan perjanjian antara dua pihak. 
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Separuh berarti pelengkap dari separuh yang lainnya; atau berarti 

keseluruhan ketika separuh yang lain tidak ada. Kegiatan praktis dalam bentuk 

potongan suatu bagian dengan maksud untuk perbandingan dan kecocokan 

pasangan adalah awal keberadaan simbol. Potongan-potongan dari suatu unit 

yang dibagi, keduanya disebut simbol.
31

 

Salah satu definisi yang termasyur dalam zaman Modern diberikan oleh 

A.N. Whitehead dalam bukunya Symbolism, ia mengatakan: Pikiran manusia 

berfungsi secara simbolis apabila beberapa komponen pengalamannya 

menggugah kesadaran, kepercayaan, perasaan, dan gambaran mengenai 

komponen-komponen lain pengalamannya. Perangkat komponen terdahulu 

adalah simbol dan perangkat komponen yang kemudian adalah membentuk 

makna simbol. Keberfungsian organis yang menyebabkan adanya peralihan 

dari simbol kepada makna itu akan disebut referensi.
32

 

Selain Whitehead, Erwin Goodenough mendefinisikan simbol sebagai 

berikut: simbol adalah barang atau pola yang, apapun sebabnya, bekerja pada 

manusia, dan berpengaruh pada manusia, melampaui pengakuan semata-mata 

tentang apa yang disajikan secara harafiah dalam bentuk yang diberikan itu. 

Selanjutnya ia mengatakan bahwa simbol memiliki maknanya sendiri atau 

nilainya sendiri dan bersama dengan ini daya kekuatannya sendiri untuk 

mengerakan manusia, daya kekuatan simbol bersifat emotif yang merangsang 

orang untuk bertindak dipandang sebagai ciri hakikinya.
33

  

Definisi mengenai simbol juga dikemukakan oleh John A Saliba, dalam 

“Homo Religiosus' in Mircea Eliade” seperti dikutip oleh J. Weismann ia 
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Erwin Goodenough.  Jewish Symbols in the Graeco-Roman Period, jilid 4, (New York: 

Pantheon Press, 1953), h. 28.   



19 

 

 

 

mengatakan bahwa: simbol adalah sarana atau pembawa buah pikiran atau 

makna. Simbol mengandung suatu pengertian yang tidak mengandung 

informasi langsung, kepada benda, objek, atau referensi, tetapi terhadap ideal-

ideal, nilai-nilai dan paham-paham abstrak. Simbolisme adalah suatu bentuk 

komunikasi yang ekspresif, mengandung suatu pesan atau informasi yang tidak 

dapat dikatakan secara langsung. Selain itu, simbol tidak dapat memberi arti 

langsung oleh karena menurut John H. M. Beattie, simbol berimplikasi makna 

yang tidak berasal dari konteks pengalaman, karena simbol merujuk pada 

realitas yang lain atau di luar konteks pengalaman.
34

 

Mircea Eliade juga berbicara mengenai simbol namun ia lebih berfokus 

pada agama, ia mengatakan bahwa semua kegiatan manusia melibatkan 

simbolisme, bahkan simbol adalah cara khusus untuk mengenal hal-hal 

religius. Simbol mampu menampung informasi yang sulit bahkan yang tidak 

mungkin untuk diekspresikan. Simbol adalah tanda-tanda realitas transenden, 

memberikan pandangan yang jelas mengenai keberadaan yang sakral itu. 

Simbol disebut bentuk wahyu yang otonom.  

Simbol memiliki keunikan karena memberikan pemahaman yang jelas 

mengenai yang sakral dan realitas kosmologis yang tidak ada manifestasi lain 

mampu menyatakannya. Simbol memainkan peran penting dalam kehidupan 

religius manusia dan membawa manusia kepada makna yang lebih dalam dari 

pengetahuan biasa atau sehari-hari. Simbol adalah tindakan dari keseluruhan 

manusia. Simbol membicarakan keseluruhan manusia dan bukan hanya 

terdapat dalam hal-hal intelegensinya. Simbol terdapat dalam semua aspek 
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hidup manusia dan dalam pemikiran Eliade ia lebih mengkhusukannya pada 

hal-hal religius.
35

 

Dari pemahaman para ahli ini, maka dapat disimpulkan bahwa simbol 

adalah: kata, barang, atau objek atau hal-hal yang konkrit. Simbol juga adalah 

tanda-tanda realitas, buah pikiran, yang mendatangkan transformasi universal 

yang ada dalam realitas kehidupan manusia, yang memiliki makna. Ataupun 

dapat disimpulkan dengan pemahaman Dillistone bahwa simbol adalah :  

1. Sebuah kata atau barang atau objek atau tindakan atau peristiwa atau pola 

atau pribadi atau hal yang konkrit. 

2. Mewakili atau menggambarkan atau mengisyaratkan atau menandakan atau 

menyelubungi atau menyampaikan atau menggungah atau mengungkapkan 

atau mengingatkan atau merujuk kepada atau berdiri mengantikan atau 

mencorakkan atau menunjukkan atau berhubungan dengan atau bersesuaian 

dengan atau menerangi atau mengacu kepada atau mengambil bagian di atau 

mengelar kembali atau berkaitan dengan. 

3. Sesuatu yang lebih besar atau transenden atau tertinggi atau terakhir: sebuah 

makna, realitas, suatu cita-cita, nilai, prestasi, kepercayaan, masyarakat, 

konsep, lembaga, dan suatu keadaan.
36

 

Berdasarkan kesimpulan ini simbol adalah sesuatu yang hadir dan ada 

dalam kehidupan manusia, bahkan dalam kehidupan manusia selalu berkaitan 

dengan simbol dan simbol-simbol tersebut tercipta dari pengalaman manusia 

dan dengan sendirinya makna itu dibangun berdasarkan pengalaman manusia, 

namun makna tersebut jauh melebihi sekedar pengalaman manusia, di mana 

berkaitan dengan halhal yang transenden. 
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2. Perspektif Hermeneutika 

Paul Ricoeur adalah tokoh yang berpengaruh besar di dalam 

perkembangan studi hermeneutika di era kontemporer. Beberapa pokok 

pemikiran Paul Ricoeur tentang hermeneutika diuraikan berdasarkan 

permasalahan awal.  Apabila orang mempermasalahkan simbol “sekarang” 

sebagai suatu periode historis, dia juga berhubungan langsung dengan 

modernitas. Aspek historis filsafat simbol sekaligus momen untuk melupakan 

dan merestorasi.
37

 Proses melupakan ini mengimbangi tugas yang dibebankan 

kepada manusia dan sekaligus memuaskan kebutuhan manusia melalui kontrol 

alam. Melupakan berarti pula merestorasi integritas bahasa. Dari waktu ke 

waktu, bahasa yang digunakan sehari-hari berkembang menjadi logika 

simbolik. Kini saatnya orang menyegarkan kembali bahasa yang berawal dari 

kepenuhan bahasa.  

Menurut Ricoeur, simbol membangkitkan pemikiran. Simbol memberi 

makna, namun makna yang diberikan tersebut adalah hal yang harus 

dipikirkan. Ricoeur juga mengemukakan kriteria simbol. Simbol berangkat dari 

sebuah kesaksian yang merupakan ranah pengalaman sebelum masuk ke dalam 

ranah teologi atau mitos. Simbol primer dalam hal ini adalah unsur bahasa 

yang harus dibedakan dengan simbol mitis. Simbol mitis lebih banyak 

diceritakan, menciptakan ruang bagi dimensi naratif, misal penokohan, latar 

tempat dan waktu di dalam fabel.  

Tidak semua tanda (sign) merupakan simbol. Simbol mensyaratkan 

intensionalitas ganda. Pertama, intensionalitas literal, yaitu tanda secara 

konvensional mengimplikasikan pemaknaan yang melampaui simbol alam. 

Kedua, simbol haruslah membuat orang beranalogi dengan terus-menerus 
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memberikan analognya. Simbol selalu bergerak dari makna awal dan terus 

melibatkan orang dalam proses simbolisasi. Simbol selalu melahirkan makna 

berikutnya. Bahkan karena kedinamisannya tersebut, dapat dikatakan bahwa 

simbol adalah perusak bagi simbol sebelumnya. Di dalam linguistik, aspek 

semantik simbol membuka sebuah revolusi makna.
38

 

Bagaimana hubungan hermeneutika dengan pemikiran filosofis? Menurut 

Ricoeur, ada tiga tahap pemahaman yang menyebabkan perubahan dari 

kehidupan yang berada di dalam simbol menjadi cara berpikir yang berawal 

dari simbol.  

Pertama adalah fenomenologi sederhana yang berawal dari pemahaman 

simbol oleh dan dari simbol itu sendiri (totalitas simbol). Tahap pertama ini 

pun sudah merupakan pemahaman karena tahap ini telah menghubungkan 

simbol dengan dunia. Pemahaman pada tahap ini, namun demikian, masih 

bersifat horisontal dan panoramik, belum menampakkan kedalaman. Orang 

harus melangkah pada tahap atau tingkat yang memungkinkannya untuk secara 

intens dan emosional sekaligus kritis pada saat yang bersamaan. Kita harus 

mengikuti proses penafsiran dan terlibat dalam kehidupan sebuah simbol atau 

mitos.  

Pada tahap kedua, orang masuk pada ranah hermeneutik yang 

menawarkan apa yang disebut lingkaran hermeneutik. Interpretasi sangat 

tergantung pada keadaan yang sangat individual dari teks. Dalam hermeneutika 

modern, simbol itu sendiri memberikan makna dan bekerja bersama-sama 

dengan inisiatif yang cerdas untuk menguraikannya. Hermeneutika mengajak 

orang untuk bersama-sama berperan dalam dinamika simbol yang menjadi 

subjek yang ditaklukkan. Hanya melalui peran bersama itulah pemahaman 
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masuk ke dalam dimensi kritik dan akhirnya menjadi hermeneutika. Orang 

dalam hal ini akan masuk ke dalam lingkaran hermeneutika. You must 

understand in order to believe, but you must believe in order to understand.
39

 

Pendapat ini menantang karena orang yang memahami tidak akan sampai pada 

kedekatan dengan apa yang dikatakan oleh teks apabila dia tidak hidup di 

dalam aura dari hal-hal yang dipahaminya. Lingkaran hermeneutika bergerak 

dari pra-pemahaman, melewati penafsiran, dan berusaha sampai kepada 

pemahaman.  

Tahap ketiga adalah pemahaman simbol-simbol. Tahap inilah yang 

disebut dengan tahap filosofis. Pada tahap ini, pemikiran berawal dari simbol 

dan tentang simbol yang membangun pernyataan dasar bagi wacana yang 

hidup di antara manusia. Simbol membangkitkan pikiran sehingga kita harus 

selalu menghadapi pengulangan simbol dan tiruannya dalam rasionalitas, 

merasionalisasikan simbol, serta memastikan keberadaannya dalam imajinasi, 

tempat simbol itu lahir dan membentuk dirinya.  

Hermeneutika mensyaratkan adanya interpretasi kreatif. Biarkan simbol 

itu dimaknai sebagai teka-teki (enigma), tetapi dengan awal seperti itu, simbol 

menampilkan makna, memberikan bentuknya dalam pemikiran sistematis dan 

otonom. Pemikiran yang berawal dari simbol mengandung dua hal, yaitu 

refleksi dan spekulasi. Refleksi adalah demitologisasi, yaitu reduksi mitos 

menjadi alegori (kiasan). Pemikiran reflektif berada dalam pertentangan 

dengan pemikiran spekulatif yang ingin menyimpan simbol dan 

mempertimbangkan keutamaannya. 

Dalam sebuah agama Interpretasi terhadap teks-teks agama khususnya 

dalam hal ini adalah kitab suci Al-qur‟an bagi wacana agama, merupakan salah 
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satu mekanisme yang sangat penting untuk melontarkan konsep-konsep dan 

pandangan-pandangannya. Interpretasi yang sejati adalah yang menghasilkan 

makna teks, menuntut pengungkapan makna melalui analisis atas berbagai 

level konteks. Namun, wacana agama biasanya mengabaikan beberapa level 

konteks yang telah ditentukan sebelumnya. Kehadiran teks di tengah-tengah 

pembaca memunculkan berbagai bentuk pemaknaan dan pemahaman yang 

berbeda-beda.  

Perbedaan pemahanan dan pemaknaan ini tidak lain adalah disebabkan 

oleh keragaman setiap para pembaca dengan berbagai macam kompleksitas 

latar belakang kehidupan mereka. Jika pikiran seorang pembaca hanya tertuju 

dan berpusat pada teks, maka sesungguhnya ia telah berasumsi bahwa sebuah 

teks mempunyai eksistensi otonom atau independen. Asumsi tersebut tentu saja 

mengandung kebenaran walaupun juga terdapat beberapa kelemahan. 

Kebenaran tersebut terletak terutama pada kenyataan bahwa seorang pembaca 

telah menghargai teks-teks yang telah diungkapkan oleh seorang author 

(pengarang) di dalam suatu buku. Namun, keberadaan teks tersebut perlu 

dipertanyaan kembali mengenai sejauh mana kebenaran teks itu dalam 

mengekspresikan dan mengungkapkan sebuah realitas secara utuh.  

Begitu pula pemahaman terhadap konsep “bahasa agama” yang 

terkandung dalam teks-teks Al-Qur‟an yang juga perlu dikaji secara holistik 

untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan komprehensif. Bahasa 

merupakan medium dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama 

manusia. Bahasa yang baik adalah yang mampu mengungkapkan sebuah 

konsep atau gagasan yang jelas dan jarang menimbulkan kesalahpahaman. 

Faktor penyebab munculnya kesalahpahaman tersebut adalah bisa terjadi baik 

dari pihak pengarang (author), pembaca (reader) maupun terletak pada 
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medium komunikasi yang digunakannya yang memang tidak cukup untuk 

menampung sebuah gagasan.
40

 

Dalam konteks Islam, hermeneutika adalah seperangkat metode, teori 

dan filsafat terfokus pada masalah pemahaman teks, sebenarnya telah muncul 

pada hari-hari awal ketika teks Al-Quran adalah sulit untuk memahami dan 

rumit, yang karenanya harus dijelaskan, diterjemahkan dan ditafsirkan agar 

dapat dipahami. Masalah hermeneutis menjadi lebih rumit setelah Nabi 

Muhammad wafat karena tidak ada lagi otoritas tunggal untuk menjelaskan Al-

Qur‟an, dan Muslim telah menjadi berkenalan dengan banyak kebangsaan yang 

berbeda, budaya, dan peradaban lainnya. Dalam perjalanan sejarah, para 

ilmuwan Muslim untuk menerapkan hermeneutika dalam hal menjadi sejalan 

dengan perkembangan disiplin ilmu ini di hari mereka masingmasing untuk 

memahami teks suci yang mereka percaya Al-Qur'an.  

Dalam perjalanan sejarah, perkembangan hermeneutika tidak dapat 

dipisahkan dari perkembangan studi Islam dan ilmu-ilmu Islam (khususnya 

teori hukum Islam (Ushul al-fiqh), filsafat dan tasawuf dan ilmu-ilmu sosial 

dan humaniora. Oleh karena itu, hermeneutika tidak hanya termasuk dalam apa 

yang secara tradisional disebut sebagai ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. itu telah 

berubah menjadi bidang multi dan interdisipliner. Esensi disiplin interdisipliner 

ini sangat jelas dalam hermeneutika kontemporer, di mana penerapan ilmu 

sosial dan humaniora tidak dapat diabaikan. 
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BAB III 

BIOGRAFI KOMARUDDIN HIDAYAT  

A. Riwayat hidup Komaruddin Hidayat 

Ketika berbicara tentang sosok yang menonjol di masyarakat saat ini, 

penting untuk melacak asal-usulnya, tempat di mana dia dilahirkan dan tumbuh 

besar, serta bagaimana dia dibesarkan oleh orangtuanya. Lingkungan 

memainkan peran penting dalam membentuk seseorang, dan selain itu, sekolah 

dan guru juga memberikan kontribusi dalam membentuk karakter hidupnya. 

Teman sebaya juga memiliki pengaruh yang signifikan, dan buku-buku yang 

dibacanya juga penting untuk memahami sosok tersebut secara menyeluruh. 

Semua aspek ini diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap 

tentang keberadaan seseorang, yang tidak terlepas dari hubungannya dengan 

lingkungan tempat dia dibesarkan. 

Nama orang yang dimaksud adalah Komaruddin Hidayat. Dia lahir di 

Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, yang berdekatan 

dengan Candi Borobudur, pada tanggal 18 Oktober 1953.
41

 Dilahirkan dalam 

lingkungan yang didominasi oleh kaum santri, orang tuanya adalah Imam 

Hidayat sebagai ayah dan Zubadiyah sebagai ibu. Pada usia 9 tahun, dia 

kehilangan ibunya yang meninggal dunia. Ayahnya sendiri meninggal pada 

usia 90 tahun. Ayahnya adalah seorang Pejuang '45, dan baru setelah 

kemerdekaan, pemerintah memberikan penghargaan kepadanya berupa pangkat 

Prajurit Ketentaraan.
42
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Mas Komar (begitu teman-temannya memanggilnya) tinggal bersama 

orang tuanya ketika dia masih kecil. Namun, setelah kematian ibunya, ayahnya 

menikah lagi. Tidak puas dengan hubungannya dengan ibu tirinya, ia 

memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama neneknya Qomariyyah. Meski 

demikian, di usianya yang masih muda, Komaludin memiliki motivasi yang 

sangat kuat untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Semangat optimisnya 

tidak lepas dari pengaruh dan kasih sayang neneknya yang membesarkannya 

dengan bijak dan selalu menanamkan semangat hidup yang besar dalam 

dirinya. Apalagi, ketika Mas Komar masih muda, ia sering berpindah-pindah 

tempat tinggal antara rumah teman, kost, dan masjid. Ia menyadari betapa 

pentingnya lingkungan bagi pembentukan dirinya, seperti rasa malu karena 

tidak bisa mengaji di masjid, sehingga otomatis ia menempatkan dirinya sejajar 

dengan teman sebayanya.
43

 

Selain orang yang dikaguminya, neneknya Komaruddin juga terinspirasi 

Kiai Hammam Ja‟far, pesantren modern di Paveran, provinsi Magelang. 

Selama di pesantren, Komaruddin menjalin hubungan dekat dengan Kiai 

Hamam, sampai-sampai dianggapnya sebagai ayahnya sendiri. Kiai Hamam 

menjelaskan Komaruddin bahwa semua orang mempunyai hak yang sama atas 

kebebasan dan kehidupan. Komaruddin juga mendapat pesan yang sangat 

berharga bahwa prinsip hidup harus seperti air, sebagai bekal untuk kehidupan 

di masa depan. Seperti air yang mengalir, hidup harus bergerak dan 

menyuguhkan manfaat bagi orang lain. Namun, jika air hanya tergenang, ia 

hanya akan menjadi sumber penyakit.
44
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Setelah menimba banyak ilmu tentang agama, kehidupan dan masalah 

sosial di Kiai Hamam, Komaruddin resmi lulus pada tahun 1969 sebagai 

lulusan Pesantren. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Pesantren Al 

Imam Muntilan. dia tinggal di sana hanya selama dua tahun.
45

 

Motivasi dari neneknya dan Kiai Hamam menjadi mata pencaharian 

Komaruddin yang memutuskan hijrah ke Jakarta pada usia 18 tahun. Dari 

situlah karir intelektual Komarudin dimulai. 

B. Pendidikan Komaruddin Hidayat 

Kenangan masa kecilnya dianggap pahit, terutama saat mengalami masa 

tahun 1965 yang sulit. Selain dilahirkan dalam keluarga yang miskin, tahun 

tersebut juga ditandai dengan perkembangan Komunis, PKI juga termasuk di 

Indonesia. Saat itu, negara sedang mengalami krisis ekonomi yang parah dan 

petani menghadapi panen yang buruk. Setelah lulus sekolah dasar, orang tuanya 

menyekolahkannya ke Sekolah Teknik Kanisius di Muntilan, di mana ia 

mengkhususkan diri dalam seni pertukangan. Orang tuanya berharap dia 

mempunyai keterampilan profesional yang berguna setelah dia menyelesaikan 

sekolah. Ia juga terobsesi dengan pengrajin desa yang hidup berkecukupan, sering 

diundang, dan memiliki rumah yang indah. Perjalanan dari kampung halamannya 

ke Muntilan untuk bersekolah di sekolah ini mengenalkannya pada agama lain. 

Selain bersekolah, dia sering pergi ke gereja dan menyukai orang Katolik. Orang 

tuanya terkejut tetapi tidak pernah menyangkal minatnya. Bosan bolak-balik 

antara Pavelan dan Muntilan yang jaraknya sekitar 4 kilometer, ia merasa itu 

bukan passionnya dan memutuskan drop out dari Institut Teknologi Kanisius 

setelah kurang dari setahun.
46
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Namun, pada tahun yang sama, sebuah pesantren baru bernama Pesantren 

Pabelan dibangun di desanya. Padahal, sejarah Pesantren Pabelan dimulai pada 

abad ke-19, yang menampilkan kegiatan membaca Kiairaden Muhammad Ali. 

Namun setelah Perang Diponegoro (1825-1830), pesantren mengalami masa jeda 

yang cukup lama. Kemudian sekitar tahun 1900, Pesantren dihidupkan kembali di 

bawah pimpinan Kiai Anwar, dilanjutkan oleh Kiai Anshoru, dan kemudian 

mengalami masa jeda lagi. Pada tanggal 28 Agustus 1965, atas prakarsa K.H., 

Bapak Hamam Ja‟far, juga keturunan pendiri Pondok Pesantren Pavelan, 

menetapkan kembali sistem dan kurikulum modern dengan nama Pusat 

Pendidikan Pesantren Pabelan.  

Komaruddin merupakan salah satu santri angkatan pertama di Pesantren 

Pabelan, bersama 32 orang sahabat lainnya. Semua kecuali satu siswa adalah 

anak-anak dari Desa Pabelan. Tidak ada perbedaan antara siswa laki-laki dan 

perempuan, dan semua siswa hidup bersama. Mereka ialah anak-anak yang putus 

sekolah atau terpaksa putus sekolah karena tidak mampunya mengenyam 

pendidikan. Beberapa menganggur. Tapi di Pesantren Pabelan, semuanya 

disambut dan diterima.
47

 

Awalnya, kegiatan di Pondok Pesantren Pabelan dimulai dengan 

pembentukan karakter dengan jalan kerja bakti. Para santri membersihkan 

kendang kambing dan ayam, mengangkut pasir yangdigunakan membangun 

sekolah, dan melakukan berbagai tugas lainnya bersama Sang Kiai. Dalam 

lingkungan pesantren ini, tidak ada batasan antara kelas, masyarakat, dan 

kehidupan sehari-hari. Bahkan, tidak ada tembok yang memisahkan pesantren 

dengan masyarakat, semuanya menyatu. Baru kemudian Mas Komar menyadari 

bahwa semua kegiatan tersebut merupakan pembentukan life skills. 
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Pondok Pesantren Pabelan mengalami perkembangan pesat dalam 

beberapa tahun berikutnya. Santri yang tidak diterima di Gontor memilih masuk 

ke pondok pesantren ini. Kami juga mengundang guru dari luar. Namun pada 

tahun 1969, Komaldin memutuskan untuk berhenti sekolah karena teman 

sekelasnya pergi. Dia pun menjadi pengangguran. Untuk mencari solusinya, ia 

mengunjungi salah satu temannya di Babad Lamongan. Di sana ia mendapatkan 

pekerjaan sebagai guru sekolah dasar. Masyarakat setempat sangat senang 

memiliki seorang guru asal Jawa Tengah yang dikenal sabar, sabar dan berbicara 

dengan bahasa yang lebih halus daripada orang setempat. Meskipun mendapatkan 

tempat tinggal dan gaji, setelah tinggal selama setahun, Komaruddin menyadari 

bahwa ia tidak memiliki masa depan tanpa memiliki ijazah.
48

 

Akhirnya Komaruddin terpilih untuk melepas Babad Lamongan dan 

disambung di Pesantren Al-Iman untuk melanjutkan pendidikannya di tingkat 

Aliyah. Mengingat usianya yang sudah lanjut, ia meminta untuk langsung kuliah 

ke-6 dan lulus pada tahun 1971. Namun, setelah mendapat konfirmasi, ia kembali 

menganggur. Meskipun memiliki keinginan yang kuat untuk melanjutkan 

instruksi mereka, kondisi keuangan tidak mengizinkannya. Meski dosennya 

merekomendasikan masuk IAIN Yogyakarta jurusan Adab setelah melihat 

kemampuan keilmuannya yang sangat baik, dinilai akan segera lulus dan 

kemudian menjadi dosen. 

Selama masa penganggurannya, Komaruddin terlibat secara aktif dalam 

kegiatan masyarakat. Ia ikut terlibat dalam berbagai organisasi, seperti PII (Pelajar 

Islam Indonesia), Pemuda Muhammadiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ia 

juga terkadang ikut berdakwah dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 

lainnya. Namun, rasa jenuh kembali datang, dan pikirannya teringat pada seorang 
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teman di Jakarta. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke ibu kota guna 

mengatasi kebuntuan yang dirasakannya, mungkin dengan berkeliling-keliling 

membuatnya merasa tenang.
49

 

Banyak penduduk kampungnya yang memilih untuk melakukan 

transmigrasi, baik ke Sumatera maupun ke Jakarta, meskipun pada saat itu Jakarta 

memiliki citra sebagai Kota Hitam yang menakutkan dan dianggap memiliki 

banyak aspek negatif. Namun, karena Komaruddin memiliki niat untuk 

berkeliling, dia tidak terlalu stres tentang itu. Sesampainya di Terminal Pulo 

Gadung, sebagai seorang pemuda, Komaruddin melihat berbagai macam 

kehidupan terjadi di dalam terminal. Ia melihat berbagai kendaraan berlalu lalang, 

wiper mobil, penjual koran harian, dan penjual makanan kecokelatan. Dia merasa 

bahwa dia juga bisa hidup seperti mereka, keyakinan ini dipengaruhi oleh 

kecenderungannya di pesantren serta bacaannya, terutama cerita ekspresi militer 

oleh Kho Ping Hoo. Di luar itu, kisah usaha yang berani dalam novel Nagasasra 

Belt Inten karya Mintardjo SH juga mempengaruhi keyakinannya.
50

 

Melalui cerita silat Kho Ping Hoo dan Mintardjo SH, Komaruddin merasa 

dirinya tertata secara rasional. Ia merasa di dalam dirinya mengalir jiwa pejuang 

kehidupan, sehingga tinggal di Jakarta bukanlah halangan yang harus ditakuti, 

melainkan tantangan yang wajib dihadapi. Sekitar tiga hari, Komaruddin tinggal 

bersama seorang rekannya di Jalan Salemba yang bekerja di sebuah toko cat duco. 

Ia pun teringat pernah mempunyai seorang kekasih yang tinggal di Jakarta, yang 

dulunya ialah teman sekelasnya di pesantren. Pendamping wanita muda itu 

menikah dan mengikuti istrinya ke Jakarta, yang bertugas sebagai anggota militer 

dan tinggal di Kompleks MABAD (Base Camp Angkatan Bersenjata) Rempoa. 
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Saat akan menemui kekasihnya, Komaruddin dipersilakan oleh sang istri untuk 

mengadakan rapat perbaikan di kompleks tersebut. Ia diikutsertakan dalam 

berbagai kegiatan, seperti majelis pengurus masjid, majelis kompleks, dan hal-hal 

vital lainnya. Merasa hal-hal tersebut tidak merepotkan, Komaruddin akhirnya 

mengungkapkan keinginannya untuk mengurus serta membantu beberapa hal 

yang dibutuhkan, seperti pembuatan KTP, pembuatan nama jalan, dan menjadi 

bagian dari panitia pengembangan sekolah.
51

 

Setelah terlibat dalam berbagai kegiatan di kompleks MABAD, suatu hari 

Komaruddin melakukan perjalanan ke Kampung Hutan. Tanpa sengaja, ia 

menemukan sebuah tulisan yang menarik perhatiannya, yaitu "Institut Agama 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah". Saat membaca tulisan tersebut, Ingatan dan 

hatinya bergetar sejak menyadari bahwa inilah pesantren Cak Nur, sosok yang 

terus menerus diacungi jempol oleh para kiai di pesantren sebagai sosok 

penggerak pemikiran Islam di Indonesia.  

Tanpa ragu, Komaruddin memilih untuk masuk secara terorganisir, dan 

ternyata saat ini mereka sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru. Tanpa 

mempertimbangkan untuk waktu yang lama, dia terhubung dan diakui secara 

efektif. Memang terlepas dari kenyataan bahwa ia menghadapi keharusan 

finansial, ada dua alasan kuat yang mendorongnya untuk terus maju. Mulai dari 

Cak Nur dan informasinya di IAIN Syarif Hidayatullah. Saat itu, karena dia 

sangat menghargai informasi yang disampaikan oleh kiai bahwa seorang anak di 

dunia ini tidak mempunyia apa-apa dan tidak mempunyai makna. Segala yang ia 

miliki, seperti makanan, minuman, dan pakaian, berasal dari orang tua. Namun, 

seorang anak akan memiliki arti dan nilai jika memiliki cita-cita mulia serta 

akhlak yang baik, dan cita-cita itu terkait dengan cinta pada ilmu. Karena melalui 
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ilmu, seseorang dapat menjelajahi dunia, memberikan makna pada 

keberadaannya, dan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah.
52

 

Pendidikan tinggi Komaruddin dimulai pada perguruan tinggi “IAIN 

Jakarta. Ia memulai studi di bidang pendidikan Islam dan meraih gelar sarjana 

muda (BA) pada tahun 1977. Pada tahun 1981, ia berhasil meraih gelar sarjana 

lengkap (Drs) dalam bidang Teologi Islam”. 
53

 

Pada tahun 1985, Komaruddin melanjutkan pendidikannya di Turki. 

Awalnya, ia bermaksud kuliah di Universitas Istanbul, tetapi karena bahasa 

pengantar yang dipakai ialah Bahasa Turki dan membutuhkan waktu untuk 

mempelajari bahasa tersebut sebelum bisa kuliah, Komaruddin memutuskan untuk 

mencari universitas lain. Ia menghubungi Duta Besar RI di Ankara, Marsekal 

Abdulrachim Alamsyah, dan akhirnya memilih untuk menyelesaikan program 

master dan doktor di “METU (Middle East Technical University) dengan 

spesialisasi dalam bidang filsafat. Studinya selesai pada tahun 1990”. Komaruddin 

juga mendapatkan beasiswa selama satu semester untuk mengikuti “Program 

Penelitian Pasca Doktoral di McGill University, Montreal, Kanada (1995), dan 

juga mengikuti program yang sama di Hartfort Seminary, Connecticut, Amerika 

Serikat pada tahun 1997. Pada tahun 2002, ia juga mengikuti International Visitor 

Program di Amerika Serikat”. 

Karier mental Komaruddin tidak terbatas di kampus saja. Selain sebagai 

dosen, ia juga aktif sebagai kolumnis di salah satu media massa, seperti “Kompas 

Everyday, Seputar Indonesia, dan Republika”. Ia juga menjadi analis abadi di 

Badan Wakaf Paramadina, Jakarta, sejak 1990. Komaruddin juga masuk dalam 

beberapa majalah dan buku harian logika. Sebagai penegasan, ia menjadi bagian 
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dari Dewan Penerbitan majalah Ulumul Qur'an sejak tahun 1991, bagian dari 

Dewan Penerbitan buku harian Studia Islamika sejak tahun 1994, bagian dari 

Dewan Penerbitan dalam penyusunan Buku Referensi Dunia Islam , dan sejak 

tahun 1995 menjabat sebagai Direktur Pusat pengembangan Islam Kontemporer 

di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
54

 

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2006, dalam sidang senat yang 

diketuai oleh Azyumardi Azra di Auditorium Utama UIN Syarif Hidayatullah, 

Komaruddin terpilih sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah untuk periode 2006-

2010. Dalam perlombaan tersebut, ia berhasil memenangkan suara melawan dua 

kandidat lainnya, yakni “Prof. Dr. Masykuri Abdillah dan Prof. Dr. Suwito. 

Komaruddin menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah selama dua 

periode, tepatnya dari tahun 2006 hingga 2015”.
55

 

C. Karya-karya Komaruddin Hidayat 

Komaruddin Hidayat bisa jadi seorang pengarang yang hampir semua 

bukunya berhubungan erat pada topik-topik agama dan manusia. Ia menyelidiki 

bagaimana agama ditampilkan dalam kehidupan manusia, bagaimana agama 

berdampak pada suatu negara, dan bagaimana agama memberi aturan dan 

pedoman hidup agar pemeluknya sampai pada titik kebahagiaan. Berikut ini 

beberapa buku yang telah dikarang oleh Komaruddin Hidayat, baik sendiri 

maupun bekerja sama dengan rekan-rekannya: 

1. “Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Parennial” (Paramadina, 1995) - 

Buku ini berbicara tentang agama yang diperkirakan akan muncul di masa 
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depan melalui pendekatan filosofi parenial sebagai strategi pemahaman 

agama.
56

 

2. “Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik” (Paramadina, 

1996) - Buku ini menganalisis persoalan-persoalan dalam agama, terlebih 

khusus dengan mengikuti dialek yang dipakai oleh agama itu sendiri agar 

mengkomunikasikan pesan-pesan yang ada. Hermeneutika diterapkan 

sebagai instrument dalam mendekati makna yang terkandung dalam tulisan-

tulisan agama dan menjawab persoalan kehidupan manusia dan nilai-nilai 

kemanusiaan.
57

 

3. “Tragedi Raja Midas: Krisis Agama dan Krisis Modernita” (Paramadina, 

1998) - Buku ini berisi pesan-pesan agama, terutama terkait dengan mitologi 

Yunani Kuno tentang Raja Midas yang rakus. Buku ini menggambarkan 

bagaimana kekerakusan tersebut mengakibatkan kecelakaan pada diri 

sendiri. Begitu pula manusia dalam berpikir yang mulai egois, padahal 

hidup dalam masyarakat.
58

 

4. “Tuhan Begitu Dekat: Menangkap Makna-Makna Tersembunyi Di Balik 

Perintah Beribadah” (Paramadina, 2000) - Buku ini bisa menjadi kumpulan 

makalah yang menekankan bahwa salah satu pelajaran agama yang paling 

mendalam ialah kesadaran bahwa Tuhan selalu dekat (ada di mana-mana) 

dan memberikan pengawasan, arahan, dan kepastian bagi setiap hamba yang 

memohon dengan tulus. Buku ini mengajak para pembaca menyadari 

hakikat peluang serta paham bahwa manusia pada hakekatnya adalah hewan 
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yang mempunyai kualitas etis dan menginginkan akhlak mulia serta 

senantiasa siap melaksanakan perintah.
59

 

5. “Wahyu Di Langit Wahyu Di Bumi: Doktrin dan Peradaban Islam di 

Panggung Sejarah” (Paramadina, 2003) - Buku ini memuat perjumpaan 

pribadi Komaruddin Hidayat sebagai seorang menteri yang taat. 

Substansinya meliputi sejarah agama dalam latar sejarah, dialog tentang 

agama dan budaya, dan agama sebagai keajaiban sosial. Kontekstualisasi 

pesan-pesan dan nilai-nilai kesalehan sangat penting karena agama adalah 

komunitas manusia terbesar yang mencakup berbagai ras, masyarakat, dan 

dialek.
60

 

6. “Manuver Politik Ulama: Tafsir Kepemimpinan Islam dan Dialektika 

Ulama Negara” (bersama Jalasutra, 2004) - Buku ini menganalisis 

penguasaan Islam di Indonesia yang mencakup persoalan legislasi dengan 

tantangan yang sulit dipahami dan menipu. Pertunjukan politik Islam 

meliputi perjuangan, terutama di kalangan ulama yang semakin berani 

tampil. Buku ini lebih lanjut berbicara terkait bagaimana keharusan Islam 

berperan dalam negara dan bagaimana para peneliti masa depan harus hidup 

dalam dunia permasalahan perundang-undangan.
61

 

7. “Psikologi Kematian: Mengubah Ketakutan Menjadi Optimisme” (Hikmah, 

2005) - Buku ini adalah refleksi penulis tentang bagaimana menyikapi 

kematian sebagai sesuatu yang harus disyukuri. Komaruddin Hidayat ingin 

mengungkap sedikit rahasia kematian dan bagaimana menghadapinya 

dengan optimisme, bahkan menyambut ajal dengan ketenangan.
62
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8. „Politik Panjat Pinang: Di Mana Peran Agama?‟ (Kompas, 2005) - Buku ini 

berisi kumpulan anggapan dan refleksi individu yang tersebar di harian 

Kompas. Pusatnya membahas peran agama dalam negara, apakah agama 

punya andil dalam persoalan legislasi? Buku ini tidak seolah-olah 

menyajikan kisah streaming, tetapi juga sarat dengan kisah-kisah yang 

mudah dipahami tentang bagaimana seharusnya peran agama dalam 

perjalanan suatu bangsa, khususnya Indonesia. Etika terus menerus menjadi 

bagian yang harus nampak dalam diri manusia, baik dalam beragama 

maupun dalam berbangsa dan bernegara.
63

 

9. “The Wisdom of Life: Menjawab Kegelisahan Hidup Beragama” (Kompas, 

2008) - Buku ini bisa menjadi kumpulan eksposisi yang menampilkan sisi 

agama dalam setting yang bermanfaat, khususnya bagi mereka yang 

beragama Islam. Agama dianggap sebagai pandangan hidup yang 

memberikan banyak nilai agar manusia dapat menjalani kehidupan dengan 

kualitas yang mendalam dan membuat kesepakatan.
64

 

10. “Psikologi Ibadah: Menyibak Arti Menjadi Hamba dan Mitra Allah Di 

Bumi” (Serambi, 2008) - Buku ini berbicara tentang tiga hal mendasar, 

yaitu Taalluq (berusaha mengingat dan menyambungkan hati dan akal 

dengan Allah), Takhalluq (sengaja meniru sifat-sifat Allah), dan Tahaqquq 

(sengaja menjadi penyampai sifat-sifat mulia Allah). Agama membimbing 

manusia untuk menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat jiwa yang 

terus-menerus berhubungan dengan Tuhan, sehingga manusia harus 
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menciptakan potensi atau kemampuan alamiahnya dengan jiwa dan 

agama.
65

 

11. “Memaknai Jejak-Jejak Kehidupan” (GM, 2009) - Buku ini terdiri dari tiga 

sub-bab dasar yang membahas tentang cinta terhadap Indonesia dan 

bagaimana merawatnya sebagai bangsa yang besar. Buku ini juga 

mengangkat isu kesadaran politik, pentingnya ketahanan mayoritas 

beragama, dan peran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara.
66

 

12. “Spiritual Side Of Golf: Mempertahankan Konsistensi dan Kejujuran” 

(Expose, 2009) adalah refleksi yang hampir manusiawi dan hiburan golf, 

dengan meminjam istilah dari logika bahwa manusia adalah homo ludens. 

Buku ini menggambarkan adanya nilai-nilai ketakwaan dan keduniawian 

yang terkandung dalam sebuah pengalihan. Misalnya, kecerdasan bahwa 

setiap permainan harus jauh lebih baik dari yang sebelumnya dan 

seterusnya.
67

 

13. “Berdamai Dengan Kematian: Menyambut Ajal dengan Optimisme” 

(sebelumnya dikenal dengan judul “Psikologi Kematian” (Hikmah, 2009) 

bisa jadi kelanjutan dari buku yang lalu hampir lewat. Buku ini 

menyampaikan bahwa kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, 

tetapi tidak perlu dipermasalahkan. Melalui penyadaran akan makna hidup 

yang telah dijalani, seseorang dapat mempersiapkan diri untuk 

menghadapi masa lalu. 
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14. “Ungkapan Hikmah” (Noura Books, 2010), yang juga pernah diterbitkan 

dengan judul “250 Wisdom” (Hikmah, 2010), merupakan sebuah 

kumpulan kutipan-kutipan hikmah yang mengajak pembaca untuk 

membuka mata dan menangkap makna di sekitar mereka. 

15. “Psikologi Beragama: Menjadikan Hidup Lebih Nyaman dan Santun” 

(Hikmah, 2010) berisi karya cahaya yang berbicara tentang bagaimana 

manusia dapat hidup berdampingan dengan alam, bersosialisasi dengan 

cara yang sehat, menemukan kebahagiaan, berteman, dan menyebarkan 

kebaikan dan kasih sayang kepada semua hewan, baik tumbuhan, makhluk 

hidup maupun manusia, melalui cinta dan kasih sayang dari Tuhan.
68

 

16. “Agama Punya Seribu Nyawa” (Noura Books, 2012) ialah sebuah 

kumpulan esai yang membahas hakikat beragama, seperti pentingnya doa 

dan manfaatnya, serta pemahaman tentang dimensi-dimensi yang ada 

dalam agama. Buku ini juga membahas fungsi agama dalam kehidupan 

manusia, pembentukan manusia melalui agama, serta adanya kekerasan 

yang muncul akibat kesalahan dalam menafsirkan makna dan nilai-nilai 

agama. Buku ini menunjukkan bahwa agama tidak akan pernah mati, 

sebagaimana terbukti dalam sejarah, di mana jumlah orang yang beragama 

justru lebih banyak daripada yang tidak beragama. Agama mempunyai 

seribu nyawa, jika satu hilang, akan muncul yang lain.
69

 

17. “Perjalanan Hidup: Hidup yang Produktif dan Bermakna” (Noura Books, 

2013) berisi esai-esai terkait dimensi dan elemen-elemen dalam penciptaan 
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manusia serta perjalanan hidupnya dalam menghadapi berbagai tantangan 

sosial dan agama yang dihadapinya.
70

 

18. “Psikologi Kebahagiaan: Merawat Bahagia Tiada Akhir” (Noura Books, 

2013) mengkaji makhluk manusia dan keadaan jiwa dalam membentuk 

dirinya dan menjalani kehidupan. Buku ini lebih banyak membahas 

tentang kebutuhan manusia akan kebahagiaan, yang merupakan salah satu 

tujuan terbesar dalam hidup, baik di dunia ini maupun di masa sekarang.
71

 

19. “Jalan Kehidupan: Menanam Kebajikan di Setiap Langkah” (Noura 

Books, 2014) menjadi cerminan atas kejadian-kejadian dalam kehidupan 

manusia yang semakin kompleks dengan perkembangan inovasi dan ilmu 

pengetahuan. Buku ini mengajak individu untuk terus menerus melihat ke 

dalam dirinya untuk menemukan keutamaan yang terselubung, sehingga 

dapat menjalani hidup dengan itikad baik dan penuh makna.
72

 

20. “Penjara-Penjara Kehidupan” (Noura Books, 2016) berbicara tentang 

orang-orang dan tantangan yang dihadapi dari waktu ke waktu. Buku ini 

menjelaskan bahwa hidup membutuhkan masalah agar manusia dapat 

tumbuh dan menjadi pribadi yang matang dalam menemukan dan 

menggali potensi diri. Namun, di dalam diri manusia juga terdapat cahaya 

yang dapat menerangi masalah-masalah kehidupan, dan agama dapat 

memudahkan proses tersebut.
73

 

21. “Iman Yang Menyejarah: Memeluk Agama: Kebutuhan Menemukan 

Pijaka (Noura Books, 2018) adalah sebuah tulisan yang menggambarkan 
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asal-usul manusia, juga dikenal pada falsafah Jawa sebagai sangkang 

paraning dumadi”. Tulisan ini juga mengulas mengenai kejadian manusia 

terlempar ke bumi, yang memiliki makna tersendiri sehingga manusia 

perlu memulai pencarian diri dalam kehidupannya. Dengan keberadaan 

ruh di dalam tubuh manusia, mereka selalu memiliki optimisme dalam 

menjalani kehidupan, ingin mengetahui asal-usul mereka dan berusaha 

menjalani hari demi hari dengan tekun. Dalam perjalanan tersebut, ada 

yang mencapai tujuan dan menemukan apa yang mereka cari, yaitu 

menyadari bahwa keberadaan mereka adalah sebuah penciptaan. Selain 

ruh, salah satu alat yang dipakai manusia dalam hal tersebut ialah 

keimanan, yang mendapatkan bimbingan dan penerangan melalui agama.
74

 

22. “Agama Untuk Peradaban: Membumikan Etos Agama Dalam Kehidupan” 

(Alvabet, 2019) mengandung empat pokok pokok, yaitu agama khusus, 

sosial budaya, sosial politik, dan pengajaran. Dalam konteks agama, 

penekanannya adalah pada pesan-pesan religius yang harus mengikuti 

perkembangan zaman dalam penyebarannya, termasuk memperhatikan 

generasi muda yang ingin tahu tentang teknologi. Oleh karena itu, 

menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui media sosial berbasis 

internet menjadi suatu keharusan dalam menjaga perbedaan kualitas 

informasi dan menjamin individu tetap memiliki kualitas yang tinggi.
75

 

Perspektif sosial budaya mengkaji perlunya kesadaran agar 

memperhatikan lingkungan dan hidup dalam masyarakat yang semakin majemuk 

dengan persebaran masyarakat dari berbagai daerah. Ini membutuhkan perhatian 
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penuh agar kita saling memahami, menyadari bahwa kita semua tergabung dalam 

umat manusia. 

Dari segi sosial-politik, penekanannya adalah pada isu-isu legislatif yang 

tidak diinginkan karena dipakai sebagai alat kontrol antarmuka individu atau 

kelompok. Lepas dari itu, ada tawaran tentang bagaimana dengan bijak 

mengurung masalah legislatif dan membangun kembali kebangsawanan politik 

untuk pekerjaannya yang unik sebagai instrumen untuk memprioritaskan 

kesejahteraan manusia. Dengan demikian, Indonesia sebagai tempat kelahiran, 

tempat untuk maju dan berkembang, dapat menjadi tempat yang penuh semangat 

bagi seluruh warganya. 

Terakhir, berkenaan dengan pengajaran, buku ini secara umum mensurvei 

kisah hidup penulis sendiri yang ingin memasuki dunia keilmuwan ketimbang 

persoalan-persoalan perundang-undangan yang masuk akal. Berawal dari 

perjalanannya sebagai mahasiswa, pencipta menghargai iklim pendidikan di 

dalam kota yang menginspirasinya dan penuh semangat untuk menyelesaikan 

pendidikan yang ada. Karena melalui sains, manusia dapat menyelidiki dunia 

tanpa harus melakukannya secara khusus. Dalam perkembangannya, 

perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat dengan inovasi dan data menuntut 

terciptanya ilmu pengetahuan dengan tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan. 
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BAB IV 

HASIL PEMBAHASAN 

A. Geneologi Pemikiran Komaruddin Hidayat 

Geneologi adalah kajian tentang  keluarga dan penelusuran jalur keturunan 

serta sejarahnya. Genealogi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari asal 

usul sejarah dan warisan budaya suatu bangsa. Ahli silsilah menggunakan berita 

dari mulut ke mulut, catatan sejarah, analisis genetic, serta rekaman lain untuk 

mendapatkan informasi mengenai suatu keluarga dan menunjukkan kekerabatan 

dan silsilah dari anggota-anggotanya.
76

 

Kata geneologi sendiri banyak diartikan sebagai kosa kata biologi, dipakai 

untuk menganalisis genetic dalam sebuah silsilah keluarga. Tentunya sangatlah 

berat apabila membicarakan aspek biologi dari Komaruddin Hidayat, karena hal 

itu bukan kapasitas penulis. Adapun yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu 

rana alur pemikiran, asal muasal pemikiran Komaruddin Hidayat. Jika dilihat dari 

riwayat hidup Komaruddin dapat disimpulkan bahwa pemikiran Komaruddin 

didapatkannya melalui jalur pendidikan yang ditempuh, bahkan bisa dikatakan 

bahwa lingkungan di sekitar Komaruddin tidak pernah terlepas dari bau 

pendidikan. Jadi asal muasal atau dasar pemikiran Komaruddin Hidayat yaitu 

tidak lain adalah pendidikan yang ditempuhnya dengan dua kerakteristik yaitu ada 

yang tradisonal dan modern. 

1. Tradisional 

Dilihat dari riwayat pendidikan Komaruddin Hidayat, awal 

pendidikannya dimulai dari pondok pesantren modern di Pabelan. Disinilah 

Komaruddin di didik oleh  Kiai Hamam Ja‟far. Komaruddin diajarkan masalah 
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agama, kehidupan, maupun masalah masyarakat sosial. Setelah tamat di 

pondok pesantren, Komaruddin melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi 

IAIN Jakarta. Komaruddin memulai studi di bidang Pendidikan Islam dan 

melanjutkannya lagi pada bidang Teologi Islam.  

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pemikiran Komaruddin diawali 

tentang masalah keagamaan. Karena dipondok pesantren Komaruddin 

diajarkan tentang agama, begitupun awal pendidikannya di perguruan tinggi 

mengambil jurusan pendidikan islam dan teologi. Inilah geneologi pemikiran 

Komaruddin Hidayat yang pertama yang bersifat tradisional, ilmu yang 

didapatkannya di awal pendidikan pesantren dan awal perguruan tinggi. 

Menjadi cikal bakal pemikiran Komaruddin kedepannya, hasil dari gen 

pertama ini dapat dilihat dari pemikiran-pemikiran Komaruddin mengenai 

agama. Contoh salah satunya yaitu pemikiran Komaruddin Hidayat mengenai 

manusia, tuhan, dan agama. 

Manusia adalah jenis makhluk hidup, sedangkan makhluk hidup sendiri 

memiliki tiga spesies yakni: hewan, tumbuhan, dan malaikat. Manusia sendiri 

masuk ke dalam golongan hewan yang didefinisikan sebagai hewan yang 

bergerak dan memiliki ciri khas berbicara, yang dari pembicaraan ini nanti 

dapat dipahami bahwa manusia memiliki akal.
77

 

Harus disadari bahwa terciptanya manusia di muka ini memiliki ragam 

jenis kelamin, bangsa, dan suku. Dari tiga ragam utama yang melekat pada 

manusia tersebut, melahirkan budaya berupa bahasa, agama, dan pranata sosial 

lainnya. Hal ini didasarkan pada salah satu ayat dalam  QS al-Hujarat/49:13, 

yaitu:
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ا ٰٓ لَ  ش ع وْباً وَجَعَلْنٰك مْ  وَّا نْ ثٰى ذكََر   مِّنْ  خَلَقْنٰك مْ  انَِّا النَّاس   ايَ ُّهَاي   اكَْرَمَك مْ  اِنَّ  َ   لتَِ عَارَف  وْا وَّقَ بَاىِٕۤ
  ٣١ خَبِي ْر   عَلِيْم   اللٰ هَ  اِنَّ َ  عِنْدَ اللٰ هِ اتَْ قٰىك مْ 

Terjemahnya: 

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 

paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling 

bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Al-

Hujurat/49:13)
78

 

Ayat tersebut memiliki implikasi bahwa realitas manusia itu plural. 

Adanya bangsa, suku dan budaya sudah membuktikan keaneragaman manusia 

dalam kehidupan. Kemajemukan itu merupakan keniscayaan yang tidak bisa 

ditolak, oleh karenanya kenyataan tersebut membuat penyelidikan tentang 

manusia, setidaknya meliputi dua hal, yaitu keadaan yang berubah dan keadaan 

yang tetap. Pendekatan yang dilakukan atas penyelidikan tersebut mencakup 

tiga hal, yaitu: 

1. Orang dapat menyelidiki manusia dalam hakikatnya yang murni dan 

esensial. Pendekatan ini biasa dilakukan oleh para filosof. 

2. Orang yang dapat melakukan penyelidikan dengan mencurahkan segala 

perhatiannya kepada prinsip-prinsip ideologis dan spiritual yang 

mengatur segala tindakan manusia serta memberikan pengaruh terhadap 

pembentukan personalitasnya. Penyelidikan ini dilakukan oleh ahli moral 

dan sosiolog. 

3. Dengan mengambil konsep tentang manusia dari penyelidikan- 

penyelidikan tentang lembaga etika dan yuridis yang telah terbentuk dari 

pengalaman-pengalaman sejarah dan kemasyarakatan, dan dihormati 
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karena lembaga tersebut telah dapat melindungi perorangan dan 

masyarakat dengan menerangkan hak dan kewajiban serta timbal-balik 

antar manusia. Pendekatan ini dilakukan oleh ahli hukum dan 

sejarawan.
79

 

Bertalian dengan hal tersebut, menurut Komaruddin Hidayat bahwa 

terciptanya manusia memiliki lima mata rantai eksistensi, yaitu jasadi, nabati, 

hewani, insani, dan ruhani. Penjelasannya adalah sebagai berikut:  

1. Jasadi, pada keadaan ini manusia yang tercipta dari tanah akan kembali 

ke tanah. 

2. Nabati, kondisi ini manusia mengalami pertumbuhan dengan pemenuhan 

diri pada tubuhnya berserta keunikan yang ada di dalamnya. 

3. Hewani, adalah dimensi di manusia memulai hidupnya dengan tumbuh, 

bergerak, berlari dan melakukan aktivitas lainnya serupa binatang di 

sekitanya. 

4. Insani, merupakan dimensi manusia yang mengungguli dunia flora dan 

fauna sebelumnya. Keadaan ini memberikan kesadaran kepada manusia 

akan kemampuan daya dirinya yang terletak pada otak untuk berpikir dan 

melakukan tindakan dalam menjalani kehidupan. 

5. Ruhani, adalah dimensi tertinggi eksistensi manusia. Dimensi ini 

memberikan gambaran adanya ruh dalam diri manusia yang ditiupkan 

langsung, bukan hanya diciptakan oleh Tuhan. Manusia diciptakan 

berasal dari tanah, lalu Allah menjadikan proses keturunannya dari air 

mani dan yang lebih hebat lagi, disempurnakanlah dengan ditiupkan 

ruhNya ke dalam diri manusia.
80
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Kelima eksistensi tersebut memberikan gambaran bagaimana manusia 

dibentuk dan membentuk dirinya dalam menjalani kehidupan. Manusia adalah 

ciptaan paripurna Tuhan. Jika bisa secara intens mampu melakukan 

penghayatan dan menemukan makna di dunia ini, sesungguhnya setiap hari 

adalah kelahiran dan kematian, dengan begitu setiap hari manusia melakukan 

dua perayaan sekaligus.
81

 Perayaan senang karena sudah kembali dihidupkan 

ke dunia, dan sedih serta penuh harap khawatir ajal tiba-tiba menjemput 

lantaran adanya keterikan dengan dunia yang belum dituntaskan. 

Keterikatan tersebut karena manusia adalah makhluk yang senang 

bermain (homo luden). Kesenangan bermain ini juga diakibatkan adanya 

hikmah spiritual yang bisa dipetik. Seperti filosofi bahwa permainan hari ini 

harus lebih baik dan menyenangkan dari kemarin sehingga besok dan 

seterusnya akan memainkannya kembali.
82

 

Kesadaran tersebut disebabkan karena manusia memiliki akal, sehingga 

dalam perjalanannya pun menjadikan manusia sebagai subjek dan objek bagi 

dirinya sendiri. Sebagaimana disebut di atas, pada dimensi insaninya manusia 

memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Hal tersebut menjadi manusia sebagai 

makhluk yang selalu penasaran atau makhluk penanya. 

Manusia juga pada dasarnya memiliki sifat bawaan pelupa. Salah satu 

kata yang merujuk kepada manusia dalam Bahasa Arab adalah kata nisyan 

(pelupa) yang memiliki keterhubungan dengan kata insan (manusia), sehingga 

muncul adagium al-insanu mahallu al-khatha‟ wa al-nisyan (manusia adalah 

tempat salah dan pelupa). 
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Sifat bawaan tersebut melekat pada manusia sehingga dalam perjalan 

hidup ini diutuslah seorang pengingat berupa nabi, rasul dan guru kehidupan 

yang dari mereka mendapat percikan kebenaran langsung dari Tuhan untuk 

menyampaikan kepada manusia tentang asal usul dirinya. 

Pada gilirannnya, pesan-pesan Tuhan akan terlembagakan dan kemudian 

dikenal dengan istilah agama. Agama lahir sebagai institusi tertua umat 

manusia, terlepas dari rumpun yang ada dalam perjalanan nantinya. Dalam 

pemaknaannya pun beragam, para pemikir baik dari kalangan filsuf, teolog, 

dan sosiolog memaknainya dengan berbeda-beda. Hal tersebut disadari oleh 

Max Weber, memaknai agama adalah suatu hal yang mustahil, meskipun hal 

tersebut dapat diupayakan dan kalau memang bisa.
83

 Karenanya dapat 

dipahami bahwa sebuah konsep lahir dari pergumulan masyarakat yang 

panjang serta dalam kondisi waktu dan tempat yang berlainan, tidak terkecuali 

adanya kepentingan yang diselipkan. 

Hal serupa juga disadari oleh Quraish Shihab, meski agama bisa 

digambarkan sebagai hubungan antara ruh manusia dengan kekuatan gaib, 

yang dia percaya bahwa kemaslahatannya bergantung atau ditentukan oleh 

kekuatan tersebut sehingga ia terdorong untuk berhubungan dan menyesuaikan 

diri dengan apa yang dikehendaki kekuatan tersebut.
84

 

Sedikit tambahan dilakukan oleh Yuval Noah Harari, agama selain 

merupakan suatu sistem norma dan nilai manusia yang didasari suatu 

kepercayaan terhadap tatanan adimanusia, ternyata agama juga merupakan 

pemersatu akbar ketiga umat manusia setelah uang dan imperium.
85

 Harari 
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kembali menambahkan dua sifat yang harus dimiliki oleh agama untuk 

mempersatukan wilayah yang sangat luas dan dihuni oleh beragam manusia di 

dalamnya meliputi: Pertama, agama harus mendukung adanya keberadaan 

tatanan adimanusiawi universal kapan pun dan di mana pun. Kedua, agama 

harus bisa bersikeras menyebarkan ajaran- ajaran kepercayaan itu kepada 

semua manusia, atau dalam kata lain, agama harus bersifat universal dan 

berdakwah (missionary). 

John D. Caputo secara jujur mengatakan bahwa agama sebagai subyek 

yang berdiri sendiri tidak terjelaskan bagaimanapun. Baginya terlalu banyak 

makna dan terlalu majemuk untuk dimasukkan dalam satu subjek saja. Dengan 

menyebut „agama‟, secara tidak langsung ia sedang memulai meminjam istilah 

Augustinus cinta kasih Tuhan.
86

 

Menilik paham Parennialisme, agama Tuhan yang paling benar itu hanya 

satu, yaitu yang dalam penulisannya dimulai dengan huruf kapital, sebut saja 

Religion. Maksud dari Religion ini adalah yang kebenaranya bersifat absolut, 

universal, dan metahistoris, sebagai jalan lurus menuju Tuhan, yang pintu 

gerbangnya selalu terbuka bagi setiap hambanya yang hendak melakukan 

pendakian spiritual-esoteris.
87

 

Menjadi jelas bahwa keterikatan manusia dengan Tuhan semakin baik 

dengan adanya agama. Penjabaran agama tentang Tuhan membuat manusia 

mulai mengenal Tuhan. Sebab bagaimana pun, sepanjang sejarah manusia tak 

pernah berhenti mencari Tuhan dengan menempuh beragam cara dan jalan 

yang dilalui. Bahkan apa yang disebut agama sesungguhnya tidak lain adalah 

jalan untuk mengenal dan dekat dengan Tuhan.
88

 Selain itu, Komaruddin 
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Hidayat menyadari bahwa realitas agama itu plural. Dalam artian, agama yang 

ada di muka bumi ini ada yang memang langsung dari Tuhan, dan ada pula 

yang muncul dari hasil pemikiran komtemplatif manusia. 

Perjalanan setiap agama yang ada mengalami pasang surut. Dan, hanya 

agama yang dianggap cocok dan mampu menghadapi kritik dan kebutuhan 

manusia, itulah agama yang akan bertahan.
89

 Dari sini dapat ditarik kesimpulan 

perihal sifat dari agama atas pernyataan Komaruddin Hidayat, bahwa agama 

yang memiliki karakter inklusif (terbuka) yang akan bertahan. Sebaliknya, 

agama yang tertutup atau eksklusif (tertutup) cenderung tidak akan bertahan 

lama dan hanya menjadi sejarah bahwa agama tersebut pernah ada. 

Salah satu orang yang fenomenal dalam menulis sejarah tentang 

pencarian mengenal, menemukan dan dekat dengan Tuhan itu adalah Karen 

Armstorng dalam bukunya Sejarah Tuhan yang mempertanyakan Tuhan dari 

kecil. Pergumulan Armstrong tersebut berlanjut seiring bertambahnya usia, 

dalam „pencarian‟ Tuhan itupun ia tidak pernah puas. Tidak berhenti di situ, 

tampaknya Armstrong hendak merekam jejak Tuhan dalam sejarah manusia di 

bumi. Dalam buku lain, Field of Blood dan Berperang Demi Tuhan, Armstrong 

ingin menegaskan bahwa tidak melulu agama dan Tuhan itu membuat manusia 

hidup damai. Hingga pada puncaknya, Armstrong seakan meramal masa depan 

Tuhan melalui catatan sejarah yang terjadi pada manusia beragama dan 

bertuhan.
90

 Keterlemparan manusia ke bumi sepatutnya disadari sejak awal 

kelahirannya, bahwa dunia fisik itu keras, sehingga segala kemungkinan terjadi 

karena adanya kepentingan personal atau kelompok dari kebebasan yang tidak 

dikendalikan. 
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Kepercayaan manusia kepada rasionalisme dan ilmu pengetahuan 

terutama dalam bidang sains dan teknolgi sempat membuat yang namanya 

tampak Tuhan tidak dibutuhkan lagi karena kehidupan teknis manusia hampir 

semua terpenuhi oleh hasil manusia sendiri dengan anggapan, sampai di sini 

Tuhan tidak lagi dibutuhkan, atau dalam istilah lain yang dikatakan Ricard 

Dawkins, salah seorang ahli biologi Inggris melalui bukunya yang 

kontroversial, bahwa kepercayaan kepada Tuhan itu delusi atau tidak lebih 

sekedar khayalan.
91

 Hingga puncaknya, meminjam istilah Neitszche, „Tuhan 

telah mati‟. 

Meski dalam perkembangan kehidupan orang tetap mempercayai adanya 

Tuhan, tetap saja pengaruh ilmu pengetahuan dan sains teknologi menciptakan 

tuhan-tuhan baru dalam diri manusia dengan segala macam bentuknya. Dan, 

kesadaran manusia atas adanya kebenaran (dalam Islam, sumber kebenaran 

utama adalah Allah, Tuhan semesta alam) adalah sesuatu yang bersifat mutlak. 

Dalam arti, bahwa manusia sama-sama sepakat akan adanya realitas di 

sekitarnya. Itu membuktikan adanya sesuatu yang mengadakan. Lalu, dalam 

proses menemukan kebenaran inilah tampak jelas bersifat relatif, karena 

pluralitas yang melekat pada individualitas manusia itu sendiri. 

Sehingga catatan historis tidak bisa dihindari apalagi dilupakan, dan 

berbagai argumentasi telah bermunculan untuk membuat Tuhan tetap hidup, 

dan justru jika dihitung orang yang mempercayai adanya Tuhan lebih banyak 

dari sebaliknya. 

2. Modern 

Geneologi pemikiran Komaruddin Hidayat yang bersifat modern yaitu 

Filsafat. Tidak heran karena Komruddin sendiri lulusan Middle East Technical 

                                                           
91

Ricard Dawkind. The God Delution. Penerjemah Zaim Rofiqi (Depok: BANANA, 

2017), h. 39 



52 

 

 

 

University, Ankara, Turkey, di bidang Filsafat. Maka dari itu selain 

pemikirannya tentang keagamaan Komaruddin juga banyak memberikan 

sumbangsi pemikirannya terhadap filsafat, dapat dilihat dari karya-karyanya 

yang banyak dilatar belakangi pemikiran fisafat. Contoh salah satunya pada 

buku Memahami Bahasa Agama, sebuah karya dari Komaruddin Hidayat yang 

menggunakan pendekatan Hermeneutik. 

Hermeneutik sendiri adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang 

interpretasi makna. Hermeneutika secara etimologi diambil dari kata Yunani, 

Hermenuin, yang berarti tafsir dan penjelasan serta penerjemahan. kata 

hermeneutika berasal dari kata kerja dalam bahasa Yunani hermeneuin dan 

kata benda hermeneia. Kata ini kerap diterjemahkan dengan mengungkapkan 

(to say), menjelaskan (to explain) dan menerjemahkan (to translate). Dalam 

Bahasa Inggris, terjemahan yang mewakili adalah to interpret  

(menginterpretasikan, menafsirkan, dan menerjemahkan).
92

 Hermeneutika 

diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidak tahuan menjadi 

mengerti. 

Adapun pandangan Komaruddin Hidayat, hermeneutika ingin 

memerankan dirinya sebagai sebuah seni dan metode menafsirkan terhadap 

“realitas lain yang absen” baik karena telah berlalu dalam waktu maupun jarak 

tempat yang jauh, yang realitas itu hadir pada masa kini diwakili oleh teks. 

Dalam hal ini, muncul pertanyaan, apakah memahami sebuah teks harus 

mengetahui kaitan psikologis-historis dari pengarangnya, atau cukup dengan 

memusatkan pada teks sebagai karya yang berdiri sendiri?. Dari sini, kemudian 

muncul dua madzhab, yaitu madzhab hermeneutika transendental dan historis-
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psikologis. Yang pertama berpandangan bahwa untuk menemukan kebenaran 

dalam suatu teks tidak harus mengaitkan dengan pengarangnya karena sebuah 

kebenaran bisa berdiri otonom ketika tampil dalam teks. Sedangkan yang 

kedua, berpendapat bahwa teks adalah eksposisi eksternal dan temporer saja 

dari pikiran pengarangnya, sementara kebenaran yang hendak disampaikan 

tidak mungkin terwadahi secara representatif dalam teks.
93

 Selain 

pemikirannya tentang hermeneutik masih banyak pemikiran-pemikiran 

Komaruddin Hidayat tentang filsafat, yang tentu berasal dari gen ilmu filsafat 

yang didapatkannya sewaktu Komaruddin menempuh pendidikannya di Middle 

East Technical University, Ankara, Turkey. 

B. Bentuk Simbolisme Dalam Beragama Dalam Perspektif Komaruddin 

Hidayat 

Proses globalisasi meniscayakan adanya perubahan di segala segi kehidupan 

manusia. Secara derivatif, proses globalisasi merupakan perkembangan lebih 

lanjut dari Zaman Aufklarung atau Enlightenment (Pencerahan) di Eropa,
94

 yang 

merupakan tonggak gelombang sejarah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Aufklarung merupakan kelanjutan dari Renaissance (yang berarti kelahiran 

kembali) yakni reaksi yang menggugat kejenuhan Abad Pertengahan dari 

dominasi agama (gereja). Pada masa ini manusia telah berhasil melewati masa 

kemunduran karena kekuasaan dan kekangan gereja, sehingga theosentris telah 

diganti dengan antroposentris.
95

 Manusia melalui kekuatan pengetahuannya dapat 

membangun dunianya sendiri yang lepas dari agama dan lepas dari Tuhan. Inilah 

awal timbulnya sekularisasi.
96
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Peradaban modern yang bermula di Barat sejak abad XVII ini merupakan 

awal kemenangan supremasi rasionalisme dan empirisme dari dogmatisme 

agama.
97

 Manusia menjadi makhluk bebas dan otonom sebagaimana tergambar 

dalam pemikiran Nietzsche bahwa “Tuhan telah mati”.
98

 

Atas dasar hal itu, abad modern menyiratkan zaman ketika manusia 

menemukan dirinya sebagai kekuatan yang dapat menyelesaikan berbagai 

persoalan hidup, hingga terjadilah kultus persona gagasan tentang kebebasan yang 

berdiri sendiri tanpa dasar kosmis atau hubungan dengan The Higher 

Consciousness. Akibatnya makin mendominasinya teknik dalam kehidupan yang 

dalam bahasa Rollo May disebut sebagai Manusia dalam Kerangkeng,
99

 satu 

istilah yang menggambarkan salah satu derita manusia yang sedang dihipnotis 

atmosfir modernitas. Pola hidup manusia menjadi serba dilayani oleh perangkat 

teknologi yang serba otomat dan canggih, yang pada gilirannya akan membuat 

manusia lengah dan tidak menyadari bahwa dimensi spiritualnya terdistorsi.  

Manusia modern mengalami kehampaan spiritual, kehampaan makna dan 

legitimasi hidup serta kehilangan visi dan mengalami keterasingan (alienasi).
100
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Menurut SH. Nasr, krisis eksistensial yang dialami manusia modern akibat 

pandangan kosmologi modern yang bersifat positivistik-antroposentris.
101

 

Sedangkan menurut Weber, kalkulabilitas rasional kehidupan modern 

menciptakan bukan kebebasan melainkan “sangkar besi” yang menurut Alvin 

Gouldner dikatakan sebagai penderitaan metafisis. Weber menyebut kondisi 

masyarakat dunia modern sebagai kekecewaan dunia dalam arti tidak lagi 

terkurung dalam sebuah dunia suci dengan kekuatan magis dan gaib tapi 

kemajuan teknologi yang bersifat positivistik.
102

 Mereka kehilangan harapan akan 

kebahagiaan masa depan seperti yang dijanjikan oleh renaissance, aufklarung, 

sekularisme, sains, dan teknologi. 

Dalam masyarakat modern, terdapat asumsi bahwa agama merupakan 

kendala modernisasi. Menurut Donald Eugene Smith dunia tanpa terkecuali 

mengalami The Grand Process of Modernization dalam arti bahwa proses 

sekularisasi itu pasti terjadi.
103

 Persepsi dan apresiasi tentang Tuhan tidak lagi 

mendapat tempat terhormat. Dalam ungkapan Peter L. Berger, "nilai-nilai 

supernatural telah lenyap dalam dunia modern".
104

 Bahkan secara dramatis 

dirumuskan oleh filosof Jerman Friederich Nietzsche bahwa "Tuhan telah 

mati".
105

 Karena itu, manusia tidak perlu lagi mencari perlindungan dan jawaban 

atas pertanyaan dari agama melainkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Dengan hilangnya batasan-batasan yang dianggap dan diyakini sebagai 

sakral atau absolute, manusia modern lalu melingkar-lingkar dalam dunia yang 
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serba relatif, terutama system nilai dan moralitas yang dibangunnya. kehidupan 

modern yang menggunakan paradigma positivisme dan hanya menganggap real 

benda-benda yang bisa diamati secara positif (indrawi).
106

 Apapun yang bukan 

indrawi tidak bisa diobservasi harus ditolak sebagai ilusi. Pandangan positivisme 

inilah yang kemudian menjadi paradigma sains. Akibatnya sains telah 

tersekulerkan. Dan ini berarti pembatasan lingkup sains hanya pada bidang-bidang 

yang bisa diobservasi dan metodenya bertumpu pada metode ilmiah yang 

berwatak empiris dan rasional. 

Kemajuan iptek modern yang ikut membidani dan membesarkan kelahiran 

paham positivisme, membuat bangunan langit suci bagi sebagian masyarakat 

semakin kabur dan koyak. Memang pusat-pusat studi agama bermunculan, buku-

buku dan jurnal keagamaan rutin diterbitkan, namun keyakinan dan praktek 

keagamaan tradisional semakin menipis.
107

 Dunia ini semakin hari semakin 

dirasakan kecil. Batas-batas regional, kultural, dan ideologi kian menipis, bahkan 

sebagiannya cenderung sirna. 

Fenomena saintisme di dunia Barat memperlihatkan kepada kita bahwa 

ilmu telah menjadi ideologi baru, bahkan agama baru (preudi religion). Hal ini 

telah berlangsung sejak abad 17 M, di mana masyarakat Barat menyingkirkan 

bahkan membuang sama sekali semua keyakinan agama yang sacral itu. Mereka 

menolak semua itu, dan hanya percaya kepada ilmu pengetahuan, dan 

kepercayaan ini telah mencapai tingkat yang amat tinggi. Puncaknya saintisme, 

yaitu abad 18 dan 19 M, ilmu telah menjadi “berhala” yang dipertuhankan 
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manusia modern. Seperti Tuhan, ilmu dipandang memiliki ketetapan yang amat 

kuat dan tidak terdapat keraguan dan kebatilan di dalamnya.
108

 

Masyarakat modern menjadi sangat progresif dan agresif dalam mengejar 

kemajuan. Dengan bantuan iptek, mereka ingin menguasai dan menaklukan mitos 

kekuatan alam semesta. Modernisme diakui telah mendatangkan kekayaan secara 

material, tetapi sangat kering dan miskin secara etika dan moral. Segala sesuatu 

cenderung dilihat dari sudut kemajuan material. Ini sesungguhnya dehumanisasi, 

mengalami degradasi dan reduksi terhadap kualitas hidup manusia. Akibatnya, 

nilai-nilai luhur kemanusiaan, seperti kasih sayang, kebersamaan, solidaritas dan 

persaudaraan sesama manusia, kurang mendapat perhatian, yang menonjol dari 

masyarakat modern justru individualisme.
109

 

John L Esposito mengemukakan bahwa modernisme tumbuh dari akar-

akar materialisme.
110

 Buktinya, modernisme didukung oleh mesin ekonomi yang 

disebut dengan kapitalisme. Kapitalisme merupakan motor dan penggerak 

modernisme. Sebagai lanjutan dari materialisme, kapitalisme merupakan suatu 

faham yang memberikan nilai dan penghargaan amat tinggi terhadap kenikmatan 

lahiriah.
111

 Dalam pandangan seperti itu, jelas kriteria etika dan moral akan 

terdesak oleh kriteria manfaat dan kepentingan jangka pendek.  

Dari kenyataan seperti disebutkan tadi, manusia modern kata Nasr, telah 

membakar tangannya dengan api yang telah dinyalakannya karena itu ia telah lupa 

siapakah ia itu sesungguhnya. Seperti yang dilakukan Faust, setelah menjual 

jiwanya untuk memperoleh kekuasaan terhadap lingkungan alam manusia, ia 
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menciptakan suatu situasi, di mana control terhadap lingkungan berubah menjadi 

pencekikan terhadap lingkungan, yang selanjutnya tidak hanya berubah menjadi 

kehancuran ekonomi tetapi juga menjadi perbuatan bunuh diri.
112

 Jadi apa yang 

diyakini manusia sekarang bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi akan 

membebaskannya dari masalah nyatanya tidak benar. Mungkin suatu masalah 

akan teratasi dengan teknologi yang lebih canggih akan tetapi hal itu akan 

menimbulkan masalah, atau efek samping lainnya. 

C. Implikasi Simbolisme Dalam Beragama Perspektif Komaruddin Hidayat 

Dalam Kehidupan 

Bagi umat beragama, kitab suci dan figur pembawaanya sama sekali 

tidak dilihat sekedar sebagai fakta dan figur historis, melainkan lebih mendasar 

lagi adalah narasi suci dan figur simbolik dari kehadiran Tuhan untuk menyapa 

manusia. Oleh mereka yang beriman, sapaan Tuhan itu diyakini dan dihayati 

sebagai curahan kasih sayang, jalan kesalamatan, serta ikatan janji yang harus 

dipenuhi oleh manusia. Oleh karena itu setiap kehadiran Rasul Tuhan akan selalu 

terlahir komunitas yang menjunjung tinggi kitab sucinya. 

Kitab suci berperan sebagai tali pengikat yang abstrak namun 

pengaruhnya amat ril bagi sebuah komunitas beragama, sebagai sumber informasi 

dan moralitas hidup. Ketika umat kristiani, melagukan nyanyian suci atau umat 

islam melakukan pembacaan tahlil bersama, pembacaan ayat-ayat kitab suci akan 

melahirkan daya mantra yang mampu membangkitkan emosi, imajinasi, dan 

intuisi tentang kehadiran Tuhan dalam diri dan jamaah.
113

 

Menurut pendekatan Perennialisme, kesejatian kebenaran dalam 

beragama itu harus digali di balik simbol dan baris-baris kitab suci serta tradisi 
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agama yang mucul dalam panggung sejarah. Yang paling dekat, tetapi bisa juga 

terjauh adalah kesejatian agama yang dibisikkan oleh hati nurani yang paling suci 

yang ada pada setiap individu. Ketika gagal menggali kesejatian agama di balik 

simbol dan tradisi yang memang luput dari distorsi historis maupun teologis, 

mungkin sekali terjadi pergeseran antusiasme beragama menjadi antusiasme 

ideologis.
114

 Dimana masa kini orang lebih berminat atau bergairah kepada ilmu 

pengetahuan dan teknologi, yang menurutnya lebih bisa menyelesaikan 

permasalahan yang dilalui daripada berdoa kepada Tuhan.  

Peran agama memang cenderung digeser atau diambil alih oleh sains dan 

teknologi. Bahkan, agama sering ditundukkan oleh ideologi dan kemudian bekerja 

sebagai pelayan kepentingan politik. Kesadaran dan kekuatan transedental dalam 

diri sayangnya kurang difungsikan secara maksimal dan konstan sehingga 

menjadi sumber makna, motivasi dalam perilaku politik dan ekonomi. Karena itu 

agama bagi seseorang kadang kala hanya sekedar sebagai oase atau tempat teduh 

atau tempat berlindung.
115

 Mencari perlindungan dibalik agama. 

Simbol-simbol keagamaan pada asalnya berfungsi sebagai media 

komunikasi hubungan manusia dengan Tuhan, akan tetapi fungsi ini oleh 

kepentingan gerakan sosial dan politik dari kelompok tertentu untuk mendukung 

kelompoknya. Misalnya ka'bah merupakan simbol keagamaan digeser menjadi 

lambang partai untuk membangkitkan semangat orang-orang yang beragama 

Islam membela simbol tersebut.  

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern 

menjadikan hidup ini lebih nyaman. Disadari atau tidak, proses sekularisasi politik 

dan kesadaran telah berlangsung demikian intensifnya. Menurut Anthony 
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Sampson, sekarang ini lembaga keagamaan, yang sangat berperan dalam 

masyarakat tradisional telah kalah kekuatan nya dari lembaga-lembaga lainnya 

menciptakan perubahan sosial.
116

 

Antara simbol keagamaan dan retorika serta rekayasa politik mudah 

ditelusuri dalam suatu agama. Dalam sejarah agama islam sendiri, pada zaman 

dinasti diabad-abad lalu secara efektif mereka menggunakan simbol dan emosi 

agama untuk mendukung ambisi politiknya. 

Pergeseran makna keberagamaan juga bisa dilihat dari kehidupan remaja 

sekarang. Dimana, rasa keberagamaan sudah mulai menurun bahkan acuh 

terhadap agamanya. Hal ini terjadi karena besarnya pengaruh budaya barat. Bisa 

dilihat pada remaja sekarang telah terjadi penurunan moral, etika dan akhlak. 

Seakan-akan menjadikan agama sebagai identitas. 

Posisi agama dalam kehidupan tidaklah statis dan konstan. Kadangkala ia 

disanjung dan dibela. Tapi terkadang ia juga dicurigai, dicaci, dijadikan 

permainan politik, dan kalau bisa dimusnahkan. Agama hadir sebagai tali 

penghubung antara Tuhan dan Manusia. Dari pihak manusia, agama diyakini 

sebagai jalan kesalamatan menuju kehidupan akhir, yakni hidup setelah mati. 

Lebih dari itu, bagi orang beriman, agama adalah rahmat, kasih Tuhan, jalan lurus  

dan sumber kehidupan manusia. 

Oleh sebab itu, peran agama khususnya Islam sebagai ajaran universal 

sangat penting sebagai solusi untuk mengatasi berbagai tantangan dan dinamika 

globalisasi tersebut. 

Di dalam Islam dikenal adanya konsep tauhid, suatu konsep sentral yang 

berisi ajaran bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu, dan manusia harus 

mengabdikan diri sepenuhnya keapdaNya. Konsep tauhid ini mengandung 

                                                           
116

Komaruddin Hidayat. Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme, 

h. 239. 



61 

 

 

 

implikasi dokrinal lebih jauh bahwa tujuan kehidupan manusia tidak lain kecuali 

hanyalah menyembah kepada-Nya. Doktrin bahwa hidup harus dioerientasikan 

untuk pengabdian kepada Tuhan inilah yang merupakan kunci dari seluruh ajaran 

Islam. Dengan kata lain, di dalam Islam, konsep mengenai kehidupan adalah 

konsep yang teosentris, artinya seluruh kehidupan berpusat kepada Tuhan.  

Konsep tauhid ternyata mempunyai arus balik kepada manusia. Iman 

misalnya sebagai keyakinan keagamaan yang berakar pada pandangan teosentris, 

selalu dikaitkan dengan amal. Iman dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Dari konsep iman dan amal ini muncul sistem simbol, sistem 

yang terbentuk karena prose dialetik antara nilai dan budaya. Misalnya dalam Al 

Qur'an dikenal adanya rumusan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu perintah untuk 

menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dari rumusan itu orang 

bisa melihat adanya suatu proses yang berlawanan tapi sekaligus merupakan satu 

kesatuan emansipasi dan pembebasan.
117

 

Lebih lanjut Seyyed Hossein Nasr mengatakan bahwa berbagai krisis yang 

melanda manusia modern seperti krisis ekologi, epistemologi bahkan krisis 

eksistensial berawal dari pemberontakan manusia modern terhadap Tuhan. 

Sehingga sains diciptakan hanya berdasarkan kekuatan akal saja tanpa cahaya 

intelek.
118

 Untuk keluar dari krisis tersebut Nasr menawarkan jalan untuk kembali 

kepada pesan dasar Islam yaitu seruan kepada manusia untuk menyadari siapakah 

manusia sebenarnya dan untuk menyadari percikan api keabadian yang terdapat di 

dalam dirinya sendiri (fitrah).
119
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Kondisi ini menimbulkan usaha pencarian paradigma baru tentang makna 

hidup dan pemenuhan diri yang sarat dengan spiritualitas yang diharapkan mampu 

mengobati derita alienasi. Dalam Islam, untuk membebaskan manusia dari derita 

alienasi adalah dengan menjadikan Tuhan sebagai tujuan akhir (ultimate goal) 

karena Tuhan Maha Wujud (omnipresent) dan Maha Absolut. Segala eksistensi 

yang relatif tidak akan berarti di hadapan Yang Absolut. Kayakinan dan perasaan 

seperti itu akan memberi kekuatan, kendali, dan kedamaian jiwa sehingga 

manusia senantiasa merasa berada dalam ”orbit” Tuhan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan 

yaitu: 

Pertama, Geneologi pemikiran Komaruddin Hidayat, terbagi dua yaitu ada 

yang bersifat tradisional dan ada yang bersifat modern. Gen pemikiran yang 

bersifat tradisional didapatkan Komaruddin Hidayat pada awal pendidikannya di 

pesantren diajarkan tentang masalah keagamaan oleh gurunya. Setelah itu 

dilanjutkan pendidikannya di IAIN Jakarta dan mengambil jurusan Teologi Islam. 

Inilah geneologi pemikiran Komaruddin Hidayat yang bersifat tradisional. 

Adapun geneologi pemikiran Komaruddin Hidayat yang bersifat modern yaitu 

Filsafat. Tidak heran karena Komruddin sendiri lulusan Middle East Technical 

University, Ankara, Turkey, di bidang Filsafat. Maka dari itu selain pemikirannya 

tentang keagamaan Komaruddin juga banyak memberikan sumbangsi 

pemikirannya terhadap filsafat. Dari dua gen pemikiran inilah banyak tercipta 

karya-karya Komaruddin Hidayat. 

Kedua, yaitu: Fenomena saintisme di dunia Barat memperlihatkan kepada 

kita bahwa ilmu telah menjadi ideologi baru, bahkan agama baru (preudi 

religion). Hal ini telah berlangsung sejak abad 17 M, di mana masyarakat Barat 

menyingkirkan bahkan membuang sama sekali semua keyakinan agama yang 

sacral itu. Mereka menolak semua itu, dan hanya percaya kepada ilmu 

pengetahuan, dan kepercayaan ini telah mencapai tingkat yang amat tinggi. 

Puncaknya saintisme, yaitu abad 18 dan 19 M, ilmu telah menjadi “berhala” yang 

dipertuhankan manusia modern. Seperti Tuhan, ilmu dipandang memiliki 
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ketetapan yang amat kuat dan tidak terdapat keraguan dan kebatilan di dalamnya. 

Masyarakat modern menjadi sangat progresif dan agresif dalam mengejar 

kemajuan. Dengan bantuan iptek, mereka ingin menguasai dan menaklukan mitos 

kekuatan alam semesta. Modernisme diakui telah mendatangkan kekayaan secara 

material, tetapi sangat kering dan miskin secara etika dan moral. Dari kenyataan 

seperti disebutkan tadi, manusia modern kata Nasr, telah membakar tangannya 

dengan api yang telah dinyalakannya karena itu ia telah lupa siapakah ia itu 

sesungguhnya. 

Ketiga, Berdasarkan pada fenomena kehidupan masyarakat modern 

sekarang, adalah menurunnya penghayatan atas ajaran dan seruan kebaikan 

agamanya, melonggarnya ikatan kekeluargaan dan tata pergaulan masyarakat. Hal 

ini disebabkan oleh gaya hidup yang individualistik dan tampak umumnya 

kehidupan masyarakat modern disibukkan oleh berbagai hal yang sifatnya 

duniawi, sehingga perhatian terhadap agama sebatas tradisi yang turun-temurun 

bersifat verbalistik dan ritualistic berkala. Singkatnya di era modern ini, manusia 

mengalami krisis nilai-nilai kemanusiaan, disebabkan oleh ketidakmampuan 

dirinya dalam mengantisipasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang 

berimplikasi pada perubahan-perubahan sosial, politik, budaya dan terutama sosial 

keagamaan, termasuk gaya hidup tradisional kepada gaya hidup modern. 

Sedangkan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan puncak produk 

dari proses upaya perjalanan pemikiran manusia, di samping kedudukan akal 

sebagai anugerah Allah yang paling berharga dan yang menjadi pembeda dari 

manusia makhluk lainnya. 

B. Implikasi 

Modernisasi adalah suatu kecenderungan untuk meningkatkan aspek 

kehidupan untuk menuju tujuan hidup yang lebih baik. Modernisasi timbul akibat 
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perkembangan iptek, sehingga perkembangan iptek hal-hal Baru yang ada di luar 

bisa juga di lihat melalui mass media dan dapat di lihat melalui televisi dan 

internet. Kemajuan Modernisasi tidak hanya menghasilkan kemajuan material 

maupun non material yang akhirnya dapat mengangkat derajat kehidupan 

manusia, martabat bangsa, negara dan masyarakat. Akan tetapi juga memberikan 

Dampak negative sebagai efek samping yang mengganggu keserasian masyarakat 

Moral merupakan suatu tata cara hidup tingkah laku seseorang dalam Kehidupan 

sehari–hari di tengah masyarakat. Tata cara seseorang dapat berubah akibat 

adanya  modernisasi apalagi ditambah kuatnya keinginan untuk merubah tata cara 

yang selama ini. Dengan demikian secara konseptual modernisasi berpengaruh 

terhadap anggota masyarakat, yakni berpengaruh terhadap moral baik bagi 

perkembangan moral anak maupun moral masyarakat sehingga berakibat 

kehidupan sosial masyarakat dan kita sebagai warga Negara Indonesia harus bijak 

dalam menghadapi kemajuan jaman ini agar kita tidak terjerumus ke hal yang 

tidak kita inginkan. 

Dengan memperhatikan kondisi seperti itu, kebutuhan manusia modern 

terhadap agama menjadi mutlak. Dalam hal ini agar nilai-nilai dan ajaran agama 

dapat diketahui, dihayati dan diamalkan, maka diperlukan upaya untuk 

menumbuh-kembangkan agama pada jiwa manusia, yaitu melalui aktivitas 

dakwah yang komprehensip dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, perlu me-

revitalisasi (penguatan) peran agama dalam rangka menjawab berbagai tantangan 

dan problematika manusia zaman modern. Karena sesungguhnya ilmu 

pengetahuan tidak dapat menggantikan peran agama dalam memenuhi 

kekosongan spiritual manusia modern. 
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