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ABSTRAK 

Nama   : Rudini 

NIM   : 30200112009 

Judul :Pemikiran Muhammad Baqir Shadr Tentang Konsep  

  Keberagamaan (Studi atas Sejarah Dalam Perspektif Islam) 

Bangkat dari keingintahuan penulis dalam memahami pemikiran Muhammad 
Baqir Shadr tentang konsep keberagamaan,  penulis berusaha mengemukakan beberapa 
metode dalam memahami pemikiran Muhammad Baqir Shadr. Dalam kesempatan ini 
penulis memilih menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) guna 
memfokuskan pada pemahaman yang bersifat konseptual, agar tetap dalam kaidah-kaidah 
filosofis. 

Adapun dalam melengkapi penelitian tersebut, penulis  menggunakan 
beberapa pendekatan ilmu sosial dengan banyak disiplin yang berbeda seperti 
psikologi, sosiologi, sejarah dan sebagainya yang datang dari tradisi filosofis yang 
berbeda dan semuanya memberikan kontribusi aspek-aspek atau pandangan yang 
berbeda terhadap studi aktivitas manusia dalam beragama. 

Muhammad Baqir Shadr merupakan salah satu pemikir muslim dan juga 
ulama, ia terkenal lewat karyanya Iqtishaduna dan Falsafatuna kedua karya 
tersebut  tidak hanya berisi konsep pada masing-masing bidang saja melainkan 
berisi kritik terhadap konsep-konsep yang bertentangan dengan akal serta ajaran 
Islam. Dari sekian banyak karya yang telah ditulisnya, penulis tertarik dengan 
salah satu kryanya yakni Sejarah dalam Perspektif Alquran. Dalam buku tersebut 
bahwa agama yang lahir dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari norma-
norma sejarah. Agama merupakan suatu jalan yang di turunkan tuhan di muka 
bumi melalui perantara Nabi, yang bertujuan umtuk mengatur pola serta perilaku 
manusia dalam kehidupan sosialnya. 

Keberagamaan merupakan hal yang memiliki keterkaitan dengan agama 
dan juga suatu unsur kesatuan yang komprehensif, yang menjadikan seseorang 
disebut sebagai orang beragama dan bukan sekedar mengaku mempunyai agama. 
Hal penting dalam beragama adalah memiliki keimanan. Keimanan sendiri 
memiliki banyak unsur, unsur yang paling penting adalah komitmen untuk 
menjaga hati agar selalu berada dalam kebenaran.Agama hadir dalam diri manusia 
sepanjang sejarah eksistensinya di muka bumi ini, dan agama pun hadir 
berdasarkan kebutuhan manusia yang amat manusiawi, salah satu diantaranya 
adalah sifat emosional manusia itu sendiri.  

Dalam kehiudpan manusia bagi shadr agama bisa masuk dalam semua 
sendi kehidupan manusia. Manusia adalah mahkluk sejarah nama-nama tuhan 
juga mucul dalam wacana agama. Manusia dalam wacana sejarah pemikiran, 
sudah mengenal kekuatan yang ada diluar kendali manusia dengan kata lain 
agama dalam diri manusia lahir berdasarkan pemikiran-pemikiran dari sebuah 
kekuatan yang supranatural (Tuhan). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Konsep keberagamaan merupakan suatu hal yang erat kaitannya dalam 

ajaran agama serta merupakan suatu konsepsi kesatuan yang bersifat umum 

(komprehensip), dan suatu hal yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang 

yang beragama dan bukan sekedar ingin dikatakan memiliki agama. Hal yang 

menjadit yang menjadi sumber dalam beragama adalah memiliki konsep iman. 

Sementara konsep keimanan itu sendiri memiliki unsur yang universal, maka dari 

tugas pokoknya adalah selalu berusaha mempertahankannya agar seseorang selalu 

berada dalam jalan kebenaran. Secara praktis, hal ini dapat dibuktikan dengan 

melaksanakan segala perintah agama, dengan kata lain seseorang yang beragama 

akan selalu merefleksikan pengetahuan agamanya dalam sebuah tindakan 

keberagamaan dalam hal ini, malaksanakan ibadah dan mengembangkan tingka 

laku yang terpuji. 

Agama hadir dalam diri manusia sepanjang sejarah eksistensinya di muka 

bumi ini, dan agama pun hadir berdasarkan kebutuhan manusia yang amat 

manusiawi, salah satu diantaranya adalah sifat emosional manusia itu sendiri. 

Berdsarkan esensi ajarannya, realitas agama  selalu sejalan dengan sifat-sifat 

manusia, karena agama selalu diyakini dan dijadikan sebagai suatu pijakan dalam 

menuju kebenaran. Agama dalam posisinya yang sakral dianggap sebagai blue 
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print Tuhan yang diformulasikan yang kemudian nantinya dijadikan rujukan 

untuk menyelesaikan segala permasalahan hidup.
1
 

Agama dalam perkembangannya, khususnya di masa sekarang orang 

cenderung menafsirkan agama hanya dari satu sisi, yakni agama tidak lain hanya 

penghambaan seorang individu kepada Tuhan. Dengan kata lain, agama 

kehilangan daya (pasif atau kekuatannya untuk menyelesaikan problem-problem 

kemanusiaan. Pemahaman seperti inilah pada akhirnya menjadi cikal bakal 

lahirnya kekerasan atas nama agama. Kesalahan memahami hakikat agama atau 

seperti apa kita memahami agama tersebut, maka seperti itu pula dalam 

pengaplikasian agama akan menjadi eksklusif. Muhammad Baqir Sadr, 

mengatakan bahwa agama merupakan bagian dari norma-norma sejarah. Agama 

menurutnya merupakan salah satu norma sejarah, bukan ketentuan hukum. Baqir 

Shadr mendefinisikan agama dengan dua cara, yaitu: 

1. Agama sebagai hukum Ilahi, atau biasa diistilahkan dengan hukum skolastik, 

yang disebut sebagai „pemberian hukum kehendak Ilahi‟. Sebagai mana Allah 

berfirman dalam QS. Asy Syuura/42: 13. 
                      

                              

                            

 
 
 
Terjemahnya: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang 
telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan 
kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa 
yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. 
Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka 

                                                           
1 Muhammad Baqir Sadr, Sejarah Dalam Perspektif al-Qur‟an (Jakarta: Pustaka Hidayah, 

1993) 
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kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya 
dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-
Nya). 
 

 Baqir Shadr mengatakan, pada ayat di atas menggambarkan bahwa 

agama”merupakan sebuah hukum yang diberikan oleh Tuhan. Akan tetapi, lanjut 

Baqir Sadr mengatakan, bahwa pada tempat lain agama digambarkan sebagai 

sebuah hukum yang berakar dalam fitrah manusia dan struktur manusia. 

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Ar-Rum/30: 30. 

                                

                 

Terjemahnya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; 
(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. 
tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

 

2. Agama merupakan bagian dari fitrah manusia, yang dengan fitrah tersebut 

manusia di ciptakan oleh Tuhan dan tidak ada perubahan pada ciptaan Tuhan. 

Agama kata Baqir Sadr adalah sesuatu yang tidak dapat diubah, seandainya agama 

dapat diubah, maka tentu agama akan menjadi sesuatu yang dapat diperoleh oleh 

manusia dalam perjalanan hidupnya maupun dalam perkembangan sosialnya 

dalam horizon sejarah.
2
 

Berdasarkan penjelasan di atas, Baqi Sadr ingin mengatakan, agama 

bukanlah sesuatu yang dapat diterimah maupun dapat ditolak oleh manusia, 

karena agama merupakan bagian dari fitrah manusia yang dibentuk Tuhan. 

                                                           
2Muhammad Baqir Sadr, Sejarah Dalam Perspektif al-Qur‟an (Jakarta: Pustaka Hidayah, 

1993), h. 113-114. 
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Jiwa beragama atau kesadaran beragama merujuk kepada aspek rohani 

individu yang berkaitan dengan keimanan kepada Sang Pencipta yang 

direfleksikan kedalam peribadatan kepada-Nya, baik yang bersifat 

hablumminallah maupun yang  bersifat hablumminannas. Manusia dalam 

hidupnya selalu merindukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki tidak berasal 

dari pola hidup yang bebas seperti binatang, melainkan diperoleh melalui pola 

hidup yang konsisten mentaati suatu aturan tertentu, yakni agama. 

Sebagai langka awal dalam mencari kebahagiaan, manusia harus 

menyadari makna kebaradaannya di dunia. Peran agama adalah sebagai 

pendorong atau penggerak serta mengontrol dari tindakan-tindakan para anggota 

masyarakat untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-

ajaran agamanya, sehingga tercipta ketertiban sosial. Ajaran agama oleh 

penganutnya dianggap sebagai norma atau sosial kontrol, sehingga dalam hal ini 

agama dapat berfungsi sebagai pengawas sosial secara individu ataupun 

kelompok. Al-Qur‟an sebagai pedoman hidup menjelaskan tentang keadaan 

manusia dengan gamblang, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S  An-

Nisa/4: 13 dan 14. 
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Terjemahnya: 

13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. 
Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah 
memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-
sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang 
besar. 
14. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan 
melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke 
dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang 
menghinakan 
Pada masa lampau, orang-orang yang berambisi kekuasaan mengobar-

ngobarkan api permusuhan dan kebencian di antara sesama kaum muslimin. Api 

perselisihan serta pertengkaran itu sengaja disebarluaskan dengan alasan, agar 

kaum muslimin terlibat dalam pertengkaran tentang perbedaan-perbedaan kecil. 

Selanjutnya kaum muslimin mereka jadikan landasan buat membangun piramida 

kekuasaan, dan benteng buat memantapkan kekuasaan mereka. Simpati murahan 

dan tulisan yang tidak bermutu mereka beli dengan beberapa keping mata uang 

untuk dapat memetik buah kerusakan ummat yang telah dirobek-robek 

persatuannya dan dicerai beraikan barisannya, sehingga mereka saling melempar 

tuduhan murah. Yang satu menuduh pihak lainnya mempunyai kelemahan dan 

kekurangan, bahkan sampai melampaui batas, saling mengkafirkan dan saling 

menumpahkan darah sesama ummat. 

Kita masih ingat akan pembantaian-pembantaian dan banjir darah yang 

menelan ratusan ribukaum Syi‟ah dan kaum Sunnah, di Iraq dan di Afrika Utara, 

pada zaman dinasti Abbasiyah dan akhir kekuasaan dinasti Fathimiyyah. Menurut 

hemat saya, masing-masig hendak mendekatkan diri kepada Allah, sebab masing-

masing merasa berada di atas kebenaran. Yang satu memandang pihak lainnya 

berada di atas kebatilan dan kesesatan. Atas dasar itu, yang satu menghalalkan 
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penumpahan darah pihak lainnya, tanpa merasakan lagi adanya ikatan 

persaudaraan di dalam keimanan. QS. Al-kahfi/18: 103-104 

                              

             

 
103. Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang 

orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" 

104. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan 

dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. 

 

Semuanya itu terjadi akibat berita-berita lancung, akibat santernya intrik 

dan fitnah yang dilancarkan oleh oknum-oknum yang hendak menarik keuntungan 

dari perpecahan kaum muslimin. Banyak pula orang yang mengaku sebagai 

ulama, tetapi tidak mengenal sejarah dan tidak mendalami ilmu sejarah, yang turut 

menambah parahnya keadaan. Mereka ikut menceritakan apa saja yang keluar dari 

mulut orang-orang bayaran dan kaki tangan penguasa dahulu, tanpa pembuktian 

dan tanpa penelitian yang cermat. Mereka lupa, bahwa tulisan-tulisan mereka itu 

sebenarnya sama sekali tidak sejalan dengan semangat zaman yang sudah tidak 

mau mengakui kebenaran sesuatu kecuali yang terbukti kebenarannya dan telah 

dibersihkan dari segala bentuk kepalsuan. Jika fanatisme, perselisihan dan 

kebencian masa silam masih terus merajarela di kalangan ummat Islam, pastilah 

keadaan mereka tidak akan menjadi lebih baik. Apakah masih perlu memelihara 

perbedaan dan perselisihan di antaran ummat beragama dan berlarut-larut 

tenggelam dalam kegiatan mempersoalkan pembuktian sifat-sifat Ke-tuhanan. 

Apakah Dia Dzat seperti yang disifatkan (ain al-maushuf), ataukah bukan seperti 
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yang disifatkan (ghair al-maushuf), seperti yang dahulu perna terjadi antara kaum 

sunnah dan kaum bukan sunnah? Ataukah masih perlu mempersoalkan masalah 

tajsim (antromorphisme) seperti yang dahulu pernah terjadi  antara kaum 

mufassimah (penganut paham tajsim) dan kaum munazzihah (kaum yang 

mensucikan Dzat Tuhan dari segala bentuk dan sifat-sifat makhluk)? Dan terakhir, 

apakah masih perlu mempermasalahkan perbedaan antara kaum Sunnah dan kaum 

Syi‟ah.
3
 

Segenap umat muslim sependapat bahwa hukum adalah bagian dari 

agama. Artinya, Islam adalah syari‟at dan aqidah sekaligus.Mereka tidak 

berselisih bahwa kitab suci al-Qur‟an yang ada dan terpelihara baik hingga 

sekarang ini merupakan sumber kata-putus bagi segala persoalan hukum. 

Tetapi siapakah yang harus melaksanakan hukum? 

Kaum muslimin memilih sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah 

saw. kaum Syi‟ah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib-lah orang yang paling 

berhak memangku jabatan sebagai khalifah. Sedangkan kaum khawarij 

berpendapat, bahwa tiap umat muslim apapun ras dan jenisnya, boleh ditaati 

kepemimpinannya dan boleh bekerjasama dengannya. 

Apakah itu merupakan perselisihan keagamaan yang berkaitan dengan 

prinsip-prinsip aqidah dan ajaran-ajaran syari‟at? 

Ataukah itumerupakan pertengkaran politik yang tiap saat bisa 

direntangpanjangkan, kecuali kalau pedang yang bicara? 

 

                                                           
3Murtadla Al-Ridlawy, Membina Kerukunan Muslimin (Jakarta: PT  Dunia Pustaka Jaya, 

1984), h. 10. 
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Segenap orang muslim juga sependapat, bahwa Allah swt. Maha Adil,  

Islam merupakan salah satu dari agama yang hidup di muka bumi 

ini.Karena itu, untuk mengekplorasi ajaran Islam sebagai bagian dari agama 

samawi, diperlukan pemahaman tentang konsep agama sebagai bagian dari fitrah 

manusia. Ada beberapa esensi yang dapat ditemukan  dalam keseluruhan agama-

agama samawi, meskipun ada beberapa tradisi dan kebudayaan yang berbeda 

antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Menurut Smart, semua 

agama-agama yang hidup di dunia ini memiliki tujuh dimensi.
4
 

Joachim Wach, menjelaskan beberapa kriteria mengenai pengalaman 

keagamaan sebagai berikut: 

1. Pengalaman keagamaan merupakan suatu respon terhadap apa yang dialami 

sebagai realitas ultim. Realitas ultim adalah sesuatu yang  mengesankan dan 

menantang kita.  

2. Pengalaman keagamaan harus dipahami sebagai suaru respon menyeluruh 

terhadap realitas ultim.  

3. Pengalaman keagamaan menghendaki intensitas, yaitu suatu pengalaman 

yang sangat kuat, konprehensif, dan mendalam. 

4. Pengalaman keagamaan sejatinya selalu berjuang pada tindakan. Ia 

melibatkan imperatif, sumber motivasi dan tindakan yang kuat.
5
 

Pandangan terkait tentang sejarah telah melahirkan banyak mazhab 

pemikiran yang saling bertolak belakang. Jika menengok ke sejarah klasik, begitu 

                                                           
4Zakiyuddin Baidhawy, Islamic Studies Pendekatan dan Metode (Yogyakarta: PT 

Bintang Pustaka Abadi, 2011), h. 28. 
5Zakiyuddin Baidhawy, Islamic Studies Pendekatan dan Metode, h. 24. 
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banyak pemikir yang melahirkan gagasan tentang sejarah yang berbeda satu sama 

lain. Ini menandakan bahwa, begitu krusialnya konsep tentangsejarah itu sendiri. 

Dialektik pemikiran yang terjadi mengisyaratkan bahwa,sejarah merupakan salah 

satu pembahasan yang filosofis.Menyimak perkembangan konsep sejarah yang 

dipahami oleh pemikir Barat,studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan 

sebuah masalah sosiologis yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu 

sosiologi dan para ahli teori kontemporer. Pendekatan ini memiliki asal-usul 

sosiologis dalam karya penemunya, yaitu Auguste Comte. Menurut Comte (1798-

1857), sosiologi adalah studi tentang statika sosial dan dinamika sosial. Di 

dalamnya membahas struktur masyarakat, Comte menerima premis bahwa 

“masyarakat adalah laksana organisme hidup” akan tetapi, dia tidak benar-benar 

mengembangkan tesis ini. Nanti pada Herbert Spencer, seorang ahli sosiologi 

Inggris dari pertengahan abad ke-19, yang membahas berbagai perbedaan dan 

kesamaan yang khusus antara sistem biologis dan sistem sosial.
6
 

Bagaimanapun kemanusian sekarang seperti kehilangan control atas 

kekuatan-kekuatan historik yang mempermainkannya tanpa ia mampu berbuat 

banyak untuk mengarahkannya. Sejarah seperti semacam gergaji besar yang 

menghantam kemanusiaan dari segala arah hingga ia babak belur dibuatnya. 

Timbullah kebingungan dan keputusasaan di mana-mana. Kalau tak cukup 

intelegen untuk memilih lari ke suatu relativisme saintifik, akhirnya kelompok-

kelompok manusia yang tak sabar dan tak punya stamina cukup ini memilih untuk 

mengikat diri ke dalam berbagai macam totaliterianisme baik politik maupun 

                                                           
6Margaret M. Polomo, Sosiologi Kontemporer (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h. 23. 
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keagamaan, entah itu fundamentalisme atau paguyuban-paguyuban mistikal yang 

menjanjikan kepastian-kepastian secara gampangan.
7
 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari uraian singkat pada pembahasan sebelumnya, 

MuhammadBaqir Sadr mencoba menawarkan alternatif lain tentang konsep 

keberagamaan dalam horizon sejarah. Usaha yang dilakukan Muhammad Baqir 

Shadr merupakan suatu usaha intelektualnya di tengah dinamika umat beragama. 

Muhammad Baqir Sadr ingin menjernihkan atau menghilangkan paradoks cara 

beragama yang eksklusif yang lahir dari musuh-musuh Islam maupun orang Islam 

itu sendiri. 

Demi memahami konsepsi Muhammad Baqir Sadr tentang konsep 

keberagamaan, maka penulis perlu merumuskan permasalahan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana konsep keberagamaan menurut Muhammad Baqir Shadr? 

2. Bagaimana peran agama dalam masyarakat dan relasinya dengan 

kehidupan 

C. Definisi Operasional 

Penulis mencoba memberikan maksud agar pembaca terihindar kesalah 

pahaman
8
 dalam mengeksplorasi pemikiran Muhammad Baqir Sadr tentang 

konsep kebaragamaan dalam horizon sejarah dengan perspektis al-Qur‟an dengan 

tujuan menjernihkan konsepsi tentang masyarakat yang telah berurat berakar 

                                                           
7Haidar Bagir, Buku Saku Filsafat Islam (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006), h. 35 
8 Muljono Damopolii, PEDOMAN KARYA TULIS ILMIAH, Makalah, Skripsi, Tesis, 

Disertasi, dan Laporan Penelitian, (Makassar:  Alauddin Press, 2013), h. 13. 
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dalam alam pikir Barat. Jika mengancu pada definisi umum dalam 

mendeskripsikan Agama, bahwa agama pada dasarrnyaberasal dari bahasa 

“sansekerta”
9
 yakni “A” yang berarti tidak sementara “Gam” yang berarti pergi 

jadi agama secara bahasa artinya tidak pergi namun penulis hanya menjelaskan 

secara garis besar saja. 

Konsep keberagamaan merupakan hal yang berkaitan dengan agama dan 

merupakan suatu unsur yang konprehensif serta menjadikan sesorang sebagai 

orang beragama dan bukan sekedar mempunyai agama. Hal ini serupa dengan 

Konsep sejarah dan masyarakat yang digagas oleh Murtadha Muthahhari 

mengarah pada evolusi kesempurnaan manusia, yakni pada ranah intelektual, 

spritual, dan sosial. Ketiga ranah ini merupakan gerak sejarah masyarakat yang 

bertemu dengan agama Islam. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang 

terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu 

yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.
10

 Dengan kata lain, 

masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan 

pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan 

kolektif. Pandangan Murtadha Muthahhari tentang masyarakat, relevan dengan 

pandangan dunia islam tentang hakikat masyarakat, sebagaimana ketika Nabi Suci 

Saw. menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan hikma dibalik amar makruf 

nahi mungkar. Beliau bersabda,“Sekelompok orang naik sebuah kapal, kapal 

berlayar mengarungi lautan, setiap penumpang duduk di tempatnya masing-

                                                           
9 Amsal Bahtiar,Filsafat Agama : Wisata pemikiran dan Kepercayaan manusia, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2009), h. 10.  
10Murtadha Muthahhari, Masyarakat dan Sejarah, h. 5. 
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masing, salah seorang penumpang yang beralasan bahwa tempat duduknya adalah 

khusus miliknya, segera melubangi tempat duduknya. Sekiranya penumpang yang 

lain buru-buru menghalangi perbuatannya, mereka tidak saja akan menyelamatkan 

diri mereka, tetapi juga menyelamatkannya.” Pengkajian atas pemikiran 

Muhammad Baqir as-Shadr tentang masyarakat, menggunakan dua pendekatan 

yaitu: dalil akal dan dalil wahyu. Dengan dalil akal, akan dijelaskan secara 

filosofis tentang hakikat masyarakat. Sedangkan dalil wahyu, untuk menunjukan 

kedalaman ajaran-ajaran Islam. 

D. Kajian Pustaka  

Sepanjang pengamatan dan pengetahuan penulis, sudah terdapat banyak 

penelitian yang mengkaji pemikiran Muhammad Baqir ash-shadr, tetapi hanya 

seputar sistem ekonomi, ada pun karya tersebut diantaranya yaitu: 

Rian Maulan, 2010. Konsep Distribusi menurut Muhammad Baqir Shadr. 

Muhammad Baqir as-Shadr secara konstan berjuang untuk menciptakan nilai-nilai 

kemanusiaan di dalam diri generasi muda, dimana sebelumnya nilai-nilai tersebut 

telah rusak oleh metode saintifik. Muhammad Baqir as-Shadr yang mengetahui 

kondisi dan kekuasaan pada zamannya, ia memulai kebangkitan Islam-nya dengan 

melakukan pencerahan terhadap masyarakat Iran, khususnya kalangan muda, 

melalui kuliah, ceramah, demonstrasi dan gerakan sosial-politik. Dia percaya jika 

elemen muda masyarakat ini mempunyai keimanan Islam yang benar, mereka 
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akan secara total mengabdikan dirinya dan aktif menjadi elemen mujahid yang 

rela mengorbankan bahkan nyawanya untuk cita-cita idealnya.
11

 

Muslim dengan judul skripsi Pemikiran Muhammad Baqir as-Shadr 

tentang Filsafat Sejarah. (Skripsi: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah 

2011). Dalam skripsi tersebut ia penulis menjelaskan definisi konsep sejarah 

dengan cara menbagi sejarah dalam tiga arti, yaitu: sejarah transmitif, sejarah 

ilmiah, dan filsafat sejarah. 

Muniroh dengan judul Konsep Fitrah Dalam Perspektif Muhammad Baqir 

as-Shadr, (Skripsi: Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN 

Syarif Hidayatullah 2011). Dalam skripsi tersebut ia mengatakan bahwa yang 

dimaksud Shadr adalah fitrah yang berkaitan dengan masalah-masalah 

kemanusiaan dan prinsip-prinsip berpikir yang tak lain bersifat fitrah. Manusia itu 

sendiri memiliki fitrah di antaranya ialah dalam hal mencari kebenaran atau 

kesempurnaan, condong kepada kebaikan, cenderung kepada keindahan, dan 

cenderung menyatu dengan sesamanya. 

E. Metodologi Penelitian 

Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk 

mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metodologi 

merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.
12

Untuk 

mencapai hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan 

agar penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai prosedur 

                                                           
11Rian Maulana, Konsep Distribusi menurut Muhammad Baqir as-Shadr (Jakarta : UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 2010), h. 56-58. 
12

Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: Rosdakarya, 2013), h. 145. 
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keilmuan.Maka metodelogi merupakan kebutuhan yang sangat urgen dan sangat 

membantu penulis dalam memahami hasil-hasil penelitian secara objektif. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (Library Research), 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka baik 

berupa buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, website dan sumber-sumber lain yang 

relevan dengan topik yang dikaji. Oleh karena penelitian ini termasuk penelitian 

kepustakaan, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (qualitative 

research) atau penelitian yang mengarah pada eksplorasi, penggalian dan 

pendalaman data-data yang terkait.
13

 Penelitian ini diperkaya dengan pengetahuan 

ilmu sosial dengan banyak disiplin yang berbeda seperti psikologi, sosiologi, 

sejarah dan sebagainya yang datang dari tradisi filosofis yang berbeda dan 

semuanya memberikan kontribusi aspek-aspek atau pandangan yang berbeda 

terhadap studi aktivitas manusia.
14

 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan historis, yaitu suatu ilmu yang membahas beberapa sejarah atau 

peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang 

serta pelaku dari peristiwa tersebut. 

b. Pendekatan filososif, yaitu memahami gagasan pemikiran tokoh secara kritis 

dan sistematik serta radikal untuk mencapai suatu kebenaran. 

 

                                                           
13Septiawan Santana K, Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), h. 1. 
14Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2010), h. 79. 
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3. Sumber Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data yang mengambil atau 

mencari sumber data dari beberapa dokumen-dokumen yang berupa buku-buku, 

majalah, jurnal, dan surat kabar yang berkaitan dengan pemikiran 

Schleiermacher.
15

 Dengan metode ini diharapkan dapat menambah imformasi 

terkait penelitian. Setelah mendokumentasi data-data, kemudian dilakukan 

pembacaan dalam beberapa tahap sebagai berikut: 

Pertama, membaca pada tingkat simbol, adalah pembacaan awal yang 

tidak dilakukan secara menyeluruh. Penulis hanya melihat judul buku dan daftar 

isi yang ada di dalam buku tersebut. 

Kedua, membaca pada tingkat semantik, adalah pembacaan yang 

dilakukan secara terinci, terurai dan menangkap esensi dari data tersebut. 

Ketiga, melakukan penyuntingan terhadap beberapa teks sebagai 

representasi dari data yang akan digunakan. Beberapa rangkaian pengumpulan 

data di atas diharapkan bisa memudahkan penulis dalam mengklarifikasikan data-

data yang digunakan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif-analisis.
16

 Deskriptif maksudnya adalah prosedur penyelesaian masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan 

                                                           
15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1993), h. 202. 
16Penelitian deskriptif (descriptive research) disebut juga penelitian taksonomik 

(taxonomic research), dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu 

fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan 

dengan masalah dan unit yang diteliti. Lihat: Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada, 2003), h. 20. 
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fakta yang tampak.
17

 Dengan metode ini penulis akan mencoba menguraikan 

pemikiran Schleiermacher tentang pemahaman makna teks sehingga akan 

diperoleh suatu gambaran utuh dan jelas. Penulis juga akan menginterpretasi data-

data untuk memberikan penjelasan terhadap pemikiran Schleiermacher. Langkah 

selanjutnnya adalah menjelaskan poin-poin pokok hermeneutika. 

Analisis dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa 

pendekan. Pertama, dalam mengkaji tokoh, penelitian ini akan menggunakan 

pendekatan historis dan sosiologis.
18

 Dialektika akan menjadi topik pembahasan 

karena berkaitan erat dengan aspek historis dan sosiologis. Dalam hal ini penulis 

bertolak pada kenyataan bahwa Schleiermacher memiliki realitas sejarah dan 

ruanglingkup keilmuan yang mengitarinya. Mengkaji tokoh ini berarti juga 

mengungkapkan realitas sejarah yang dialaminya. 

Pendekatan ini akan membantu dalam mengakaji dan menelusuri data, 

terutama dalam hal interpretasi data pustaka. Data pustaka akan dilihat fakta 

sejarah atau cacatan otentik tentang berbagai kejadian dalam masa Baqir Sadr. 

Data mengenai tokoh yang dikaji dalam penelitian ini akan dianalisis sehingga 

diharapkan bisa memberi gambaran yang jelas dan kritis terhadap Baqir Sadr. 

Kedua, sosiologi pengetahuan sebagai sebuah perspektif akan 

menfokuskan core dalam memahami ide dan pemikiran tokoh sebagai sebuah 

fakta sosial. Dengan dimikian, untuk melihat Baqir Sadr, maka penulis perlu 

mengetahui fakta di sekelilingnya untuk melihat dan memetakan pemikiran-

pemikirannya. Dalah hai ini, teori hermeneutika tentang keterpengaruhan sejarah 

                                                           
17Hadari nawawi dan Mini, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 1996,), h. 73. 
18Peter Connolly, Approaches to the Study of Religion (London & New York: Cassel, 

1999), h. 193-220. 
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yang digagas oleh Georg-Hans Gadamer dirasa akan sangat membantu dalam 

mengungkap konteks realitas yang terjadi pada masa itu. Sebuah ide atau gagasan 

menjadi eksis karena memiliki wilayah sosial sebagai basis eksistensinya. 

Wilayah sosial menjadi medan perang antar gagasan, sehingga dapat terlihat 

apakah sebuah gagasan itu terkait dengan gagasan yang terkait dengan masanya, 

ataukah ia menjadi anti-tesis dari gagasan yang sudah ada dan menawarkan 

sebuah gagasan baru. Kombinasi pendekatan histiris-sosiologis pengetahuan dan 

teori hermeneutika dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran 

sejarah pemikiran Baqir Sadr. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep 

keberagamaan Baqir Sadr,  dalam upaya menemukan dan mengungkap esensi 

agama. Adapun tujuan secara terperinci adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui perspektif Muhammad Baqir Sadr tentang konsep 

keberagamaan sebagai sebuah keniscayaan logis bagi manusia. Beragama 

kata Baqir Sadr, merupakan bagian dari ketentuan sejarah atau dekangan 

kata lain, agama adalah salah satu dari hukum sejarah. 

b. Mengetahui pemikiran Muhammad Baqir Sadr, dalam upaya mengatasi 

sentimen keberagamaan yang dewasa ini cenderung eksklusif dan berujung 

pada kekerasan atas nama agama, sekaligus sebagai solusi atas kelompok 

yang melakukan indoktrinasi atas kelompok lainnya. 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan 

memberi manfaat dan signifikansi sebagai berikut: 
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a. Kegunaan teoritis, berguna untuk mengembangkan diskursus keilmuan pada 

bidang agama. Oleh karenanya skripsi ini juga diharapkan dapat menggugah 

para peneliti untuk mengkaji dan mengembangkan konsep keberagamaan 

untuk mengatasi berbagai problem dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Kegunaan praktis, sebagai bahan referensi mahasiswa untuk mendalami dan 

merefleksikan pemahaman keagamaan ditengah-tengah dinamika kehidupan 

praktis. 

 



 

i 

 

BAB II 

BIOGRAFI  MUHAMMAD BAQIR AS-SHADR 

 

A. Riwayat Hidup 

Muhammad Baqir al-Shadr al-Sayyid Haydar bin Isma‟il adalah seorang 

ulama, sarjana, filsuf, ekonom, dan salah satu tokoh revolusioner Irak. Beliau 

dilahirkan pada tanggal 25 Dzulqa‟dah 1353 H atau bertepatan dengan 1 Maret 

1935 M di Kadzimiah, Irak.
19

 Negara Irak merupakan sebuah daerah yang terletak 

di kawasan Timur Tengah atau Asia Barat Daya, yang meliputi sebagian besar 

dari pegunungan Zagros dan bagian timur dari gunung Suriah. Negara ini 

berbatasan dengan Arab Saudi di bagian selatan, Yordania di bagian timur, Suriah 

di barat laut, Turki di utara, dan Iran di timur. Irak mempunyai bagian yang sangat 

sempit dari bagian garis pantai di Qumm Qashr di teluk Persia.
20

 

Kadzimiah sendiri terletak di utara Baghdad yang merupakan ibu kota 

Irak, sekitar 5 KM dari pusat kota. Kadzimiah sendiri menjadi kota suci bagi 

kaum Syi‟ah Irak. Di sana terdapat dua makam imam Syi‟ah yaitu Musa al-

Kadhim (745-799 M) dan cucunya yaitu Muhammad al-Taqi‟ (811-835 M) yang 

terletak di dekat masjid Al-Kadzimiyah. Sebagian tanah di Kadzimiah adalah 

lokasi pemakaman yang disediakan oleh suku Quraisy. Tanah tersebut 

difungsikan sebagai pemakaman oleh Khalifah Abbasiyah, Harun ar-Rasyid.
21

 

                                                           
19 Muhammad Baqir al-Shadr,Sistem Politik Islam,Terj. Suwardi, Jakarta: Lentera 

Basrtama, 2001, h. 150. 
20 Https://en.wikipedia.org/wiki/irak, diakses pada 2 September 2019, Pukul 20:11 WITA. 
21Https://en.wikipedia.org/wiki/irak, diakses pada 2 September 2019, Pukul 20:20 WITA. 

https://en.wikipedia.org/wiki/irak
https://en.wikipedia.org/wiki/irak
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Baqir al-Shadr berasala dari keluarga yang sampai sekarang menjadi pusat 

keilmuan, dan telah menyumbangkan berbagai pelayanan kepada Islam dan kaum 

Muslim di Irak, Iran dan Lebanon. Muhammad Baqir al-Shadr yang berasal dari 

keluarga tersebut bangkit melawan kolonialisme dan mengambil bagian dalam 

revolusi di Irak pada abad ke-20.
22

 

Kakek buyutnya merupakan ulama masyhur pada masa itu, dia adalah 

Sayyid Shadruddin al-Shadr dan Sayyid Musa al-Shadr dari Lebanon yang 

berperan aktif dalam aktivitas agama dan politik. Salah seorang leluhur beliau 

Sayyid abdul Husain Syarifuddin al-Musawi mengambil bagian dalam perang 

kemerdekaan di Jabal Amil melawan Prancis.
23

 

Baqir al-Shadr terlahir dalam keluarga alim yang terkenal di golongan 

Syia‟ah. Kakek buyutnya Shadruddin al-„Amili (w. 1246 H/1847 M) dibesarkan 

di sebuah desa di Lebanon Selatan bernama Ma‟rakah kemudian hijrah untuk 

belajar di Isfahan dan Najaf hingga wafat dan dimakamkan di sana. Anak dari 

Shadruddin yang tak lain adalah kakek dari Shadr, bernama Isma‟il. Dilahirkan di 

Isfahan pada 1258 H/1880 M. Isma‟il pindah ke Najaf kemudian pindah ke 

Samarra‟.
24

 

Di Samarra‟ inilah konon Isma‟il menggantikan al-Mujaddid asy-Syirazi. 

Di Samarra‟ pula Haidar, ayah dari Baqir al-Shadr dilahirkan pada 1309 H/1891 

M. Haidar belajar pada ayahnya dan juga kepada ayatullah al-Ha‟iri al-Yazidi di 

Karbala. Haidar meninggal di Kadzimiah pada 1056 H/ 1937 M meninggalkan 

                                                           
22Muhammad Baqir al-Shadr, Sistem Politik Islam, h. 150. 
23Muhammad Baqir al-Shadr, Sistem Politik Islam, h. 150. 
24Chibli Mallat, Para Perintis Zaman Baru Islam, Bandung: Mizan, 1998, h. 252. 
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seorang istri, dua putra dan seorang putri.
25

 Kendati seorang marja‟ yang 

terpandang, Haidar meninggal dalam keadaan tak mempunyai uang sedikitpun. 

Konon sampai sebulan semenjak wafatnya beliau, keluarga ini tidak mempunyai 

cadangan persediaan roti dalam sehari-hari.
26

 

Dilihat dari silsilah keluarga, Baqir al-Shadr berasal dari keluarga dari 

cendikiawan dan intelektual Islam, sehingga dalam hal ini tidak heran jika beliau 

mengikuti jejak leluhurnya. Beliau memilih untuk menuntut ilmu studi Islam di 

Hauzas atau sekolah tradisional di Irak. Di sana al-Shadr belajar Fiqh, Ushul Fiqh, 

dan Teologi. Beliau telah melahirkan banyak tokoh kenamaan di Irak, Iran dan 

Lebanon seperti: Sayyid Shadr al-Din al-Shadr, seorang marja‟ yaitu otoritas 

tertinggi dalam mazhab Syi‟ah di Qum, Irak. Muhammad al-Shadr adalah 

pemimpin yang religius yang memainkan peranan penting dalam revolusi Irak 

melawan Inggris yang sebagian besar dilancarkan dan diorganisasikan oleh 

pemimpin-pemimpin religius. Beliau juga mendirikan Haras al-Istiqlal (pengawal 

kemerdekaan).
27

 

Dalam usia 4 tahun, al-Shadr menjadi yatim. Beliau diasuh oleh ibu dan 

kakak laki-lakinya yang bernama Isma‟il yang juga seorang mujahid kenamaan di 

Irak. Baqir al-Shadr menunjukkan tanda-tanda kecerdasan sejak kecil. Buktinya 

pada usia 10 tahun Baqir al-Shadr mampu membawakan ceramah tentang sejarah 

Islam dan juga beberapa aspek lain mengenai kultur Islam. Baqir al-Shadr kecil 

telah mampu menangkap isu-isu teologis yang sulit bahkan tanpa bantuan 
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Rausyan Fikr, 2013, h. 11. 
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seseorang guru. Pada usia 11 tahun, Baqir al-Shadr mengambil studi logika dan 

menulis sebuah buku yang isinya mengkritik para filosof.
28

 

Pada usia 13 tahun, kakaknya mengajarkannya Ushul Fiqh (asas-asas ilmu 

tentang prinsip-prinsip hukum Islam). Di usia 16 tahun, Baqir al-Shadr pergi ke 

Najaf untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi lagi dalam berbagai cabang ilmu 

Islam.
29

 Pada usia 17 tahun, Baqir al-Shadr menulis sebuah ensiklopedia tentang 

Ushul Ghoyat al Fikr Fi al-Ushul yang hanya terdiri dari satu volume.
30

 

Ketika Muhammad Baqir al-Shadr menginjak usia 25 tahun, beliau 

mengajar Bahts Kharij. Saat itu Baqir al-Shadr lebih muda daripada murid-

muridnya. Selain itu al-Shadr juga mengajar Fiqh.
31

 Dalam berbagai ceramahnya, 

Baqir al-Shadr kadang menganjurkan suatu gerakan Islam yang terorganisir dalam 

bentuk partai sentral yang dapat bekerja sama dalam naungan kaum muslimin dan 

untuk melahirkan sebuah perubahan sosial yang diinginkan dengan berbagai unit. 

Maka dari itu Baqir al-Shadr dijuluki sebagai bapak Hizb al-Da‟wah al-Islamiyah 

atau Partai Dakwah Islam.
32

 

Al-Shadr mengajarkan bahwa polotik merupakan bagian dari Islam. Beliau 

menyerukan kepada seluruh kaum muslim untuk mengenali khazanah asli Islam 

dan melepaskan diri dari pengaruh eksternal apapun, khususnya pengaruh-

pengaruh kapitalisme dan marxisme.
33
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Dengan demikian beliau mendorong umat muslim supaya bangun dari 

tidur dan menyadari bahwa imperialis sedang membunuh ideologi Islam dengan 

cara menyebarkan ideologi mereka ke wilayah muslim. Beliau berpendapat bahwa 

kaum muslim harus bersatu padu dalam melawan intervensi tersebut dalam sistem 

sosial, ekonomi dan politik mereka.
34

 Di samping itu, ajaran dan gerakan politik 

Baqir al-Shadr secara langsung berhadapan dengan rezim Ba‟ats yang 

ditentangnya sebagai rezim diktator yang melanggar hak asasi manusia dan Islam. 

Akibatnya pada tahun 1977 M dia ditahan dan dipindahkan ke Baghdad. Dalam 

kondisi seperti ini membuat saudara perempuannya, Bint al-Huda, yang juga 

seorang sarjana teologi Islam gusar dan mengorganisir suatu gerakan yang 

menentang penahanan atas seorang marja‟. Protes juga dilakukan oleh gerakan 

lain di dalam maupun di luar Irak, sehingga Shadr berhasil dibebaskan meski tetap 

dikenai tahanan rumah selama delapan bulan. 

Namun keadaan ini tidak menurutkan langkah Baqir al-Shadr untuk tetap 

berjuang dalam bingkai gerakan ideologis yang diyakininya. Bahkan, ketegangan 

antara partai Ba‟ats dengan dirinya semakin kentara. Hal ini dapat dilihat dari 

fatwanya yang melarang seorang muslim untuk bergabung dengan partai Ba‟ats 

dan dukungannya terhadap partai revoolusi Islam. Akibatnya pada 5 april 1980 

dia ditahan kembali bersama adiknya dan dipindahkan ke Baghdad. Keduanya 

dipenjara dan dieksekusi mati oleh rezim Saddam Husein tiga hari kemudian. 

Diduga bahwa Baqir al-Shadr dieksekusi dengan cara dipaku tepat dikepalanya.
35
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Jasad mereka di bawa dan di makamkan di Najaf. Selain mereka, ribuan pelajar di 

Hawzah diusir ke luar Irak, sebagian dipenjara, dan para ulama dihukum gantung 

tanpa proses pengadilan. Tragedi pengeksekusian ini membuat reputasi Baqir al-

Shadr semakin diakui dari berbagai kalangan masyarakat. Namanya melintas jauh 

ke Eropa hingga Amerika Serikat. 

Pemikiran Muhammad Baqir as-Shadr juga banyak tertuang dalam 

berbagai macam misalnya dimuat dalam jurnal surat kabar dan berbagai ceramah-

ceramah yang ia sampaikan 

Muhammad Baqir al-Shadr menuangkan pikiran-pikirannya juga ke surat 

kabar dan jurnal-jurnal. Banyak juga dalam bentuk buku terutama ekonomi, 

sosiologi, teologi, dan filsafat. Diantaranya yang terkenal adalah: 

1. Al-Fatwa al-Wadhiah (Fatwa yang Jelas) 

2. Manhaj al-Shalihin (Jalan Orang-Orang Shaleh) yang isinya 

mencerminkan pandangan Islam tentang mas‟il 

3. Iqtishaduna (Ekonomi Kita) yang terdiri atas dua volume dan merupakan 

suatu diskusi terlengkap tentang ekonomi Islam dan tanggapan terhadap 

sosialisme dan kapitalisme 

4. Al-Madrasah al-Islamiyah (Mazhab Islam) 

5. Ghayat al-Fikr fi al-Ushul (Pemikiran Puncak dalam Ushul) 

6. Ta‟liqat „ala al-Asfar (Ulasan Kitab tentang Perjalanan Shadr) 

7. Manabi‟ al-Qudrah fi Daulah al-Islam (Sumber-Sumber Kekuasaan dalam 

Negara Islam) yang dalam isinya penulis berpendapat bahwa suatu negara 
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Islam harus didirikan sesuai dengan syariah sebab ini menjadi satu-satunya 

jalan untuk menerapkan hukum Allah di bumi ini 

8. Al-Insan al-Mu‟ashir wa al-Musykilah al-Ijtima‟iyyah (Manusia Modrn 

dan Problem Islam) 

9. Al-Bank al-Islamiyyah (Bank Islam) 

10. Durus fi „Ilmi al-„Ushul (Kuliah tentang Ilmu Prinsip Hukum Islam) 

11. Al-Mursil wa al-Rosul wa al-Risalah (Yang Mengutus, Rasul, dan risalah) 

12. Ahkam al-Hajj (Hukum-Hukum Haji) 

13. Al-„Ushul al-Munthiqiyyah li al-Istiqro (Asas-Asas Logika dalam Induksi)  

14. Falsafatuna (Filsafat Kita).
36

 

B. Karir Intelektual dan Politik Muhammad Baqir As-Shadr 

Muhammad Baqir as-Shadr masuk “Kazimiah” (di Indonesia merupakan 

pendidikan dasar seperti SD) ia masuk di sekolah tersebut dan menjadi perhatian 

para pengajar (gurunya). Ia cukup menonjol diantara teman-teman sekelasnya   

yang lain dan menjadi contoh bagi murid yang lainnya, mulai gaya bahasa serta 

cara menyampaikan pendapatnya.
37

 

Muhammad Baqir kehilangan ayahnya ketika ia berusia empat tahun belau 

dibesarkan oleh ibu dan kakak yang sulung. Ketika masih berusia anak-anak pada 
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umumnya ia sudah memperlihatkan tanda-tanda kecerdasan beserta bakat 

keilmuan yang luar biasa. 

Setelah minginjak usia 10 tahun, ia mulai membahas seputa persoalan-

persoalan doktrinal dan sejarah Islam dengan satu kepayaan seakan-akan beliau 

sudah melewati dekade-dekade dalam menguasai topik tersebut.
38

 

Pada tahun 1365 M ia menetap di Najaf al-Asyraf, serta mulai mempelajari 

prinsip-prinsip yurisprudensi (al-ushul al-fiqh), beserta cabang-cabang ilmu Islam 

lainnya. Ia mempunya pengetahuan serta wawasan yang luas dimana ia mampu 

serta dapat memahami sepenuhnya pelajaran-pelajaran dengan autodidak
39

 

Sementara itu ia juga di posisikan sebagai mujtahid, dan mulai 

menyampaikan fatwa-fatwa dalam ijtihadnya serta mulai menulis berbagai judul 

buku, yang jumlahnya sekitar 60 buah buku dari berbagai topik yang berbeda 

mencakup ushul fiqh, fiqh, ekonomi, filsafat, logika induksi, problem-probel sosial 

serta administrasi publik. Banyak karya-karyanya yang menjadi rujukan akademik 

sampai saat ini terutama dalam persoalan ekonomi
40

. 

Ada beberapa karyanya yang diterjemahkan kedalam berbagai bahasa 

misalnya Persia, Inggris, Urdu, dan Turki yang masing-masing dalam 

bidangnya.
41

 

Uraian pasca kematiannya sering kali ia memuji, dan harus disikapi 

dengan hari-hati. Pemerintah Irak pada waktu itu tidak mmengakui eksistensi 

Shadr, apalagi pencapaian intelektualnya termasuk juga politiknya. Oleh karena 
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itu kita sebagai pembaca masih terbatas akan karya-karyanya itupun hanya sebatas 

teks, beserta ingatan murid-muridnya yang merupakan murid yang ideologis 

terhadapnya.
42

 

Termasuk beberapa cerita dari murid-muridnya bahwa Muhammad 

Baqiras-Shadr, menulis risalah pertamanya yakni pada usia sebelas tahun. Abdul 

Ghani Al-Ardabili, seperti yang dikutip dalam biografi Ha‟iri, menyebut sebagai 

risalah logika. Karya pertamanya yang paling awal diterbitkan dapat dilacak dari 

tahun 1955.
43

 

Dalam pembahasan lain misalnya dalam diskursus sejarah Islam dalam 

episode Fadak yang artinya dalam sejarah mashab Syiah ia memeperlihatkan 

kematangan cara berpikirnya dalam pemikiran alim muda, dilihat dari metode dan 

subtansi yang tidak memperlihatkan  noda sektarian syiah segera lenyap dari 

bahasa Shadr, sampai pada masa konfrontasi dengan Ba‟ath pada  akhir tahun 

1970-an.
44

 

Adapun model lain yang mencolok seperti dari kebangkitan pemikiran 

politiknya dan saling berpengaruh antara yang terjadi dalam lorong gelap dan 

sekolah tinggi berdebu Najaf, dan Timur Tengah pada umumnya.
45

  

Namun lebih tepatnya peristiwa ini merupakan latar belakang politik 

kebangkitan di Najaf tak akan bersifat universal tanpa adanya dimensi intelektual 

dan kulturalnya yang khas.
46
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Fadak fi At-Tarikh (Fadak dalam Sejarah), edisi I, Najaf, 1955. 
45 Chibi Mallat, Para Perintis Zaman Baru Islam, h. 254. 
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Dari berbagai kejadian serta peristiwa yang dramatis, yang semakin 

mengglobal cengkramannya namun hal yang patut di catat bahwa kebangkitan di 

Najaf adalah merupakan gerakan intelektual  yang melibatkan berbagai kalangan 

terutama dari kalangan ulama ( Faqih) yang memiliki keputusan hukum. Dari hal 

inilah dimensi yang begejolak di Timur Tengah yang masih kurang diketahui.
47

 

Dalam peristiwa pembaruan budaya serta pembentukan sistem yang ada, 

dalam internal Syiah sendiri yang meruapakan hasil dari jaringan Najaf. Di Najaf 

sendiri, Muhammad Baqir as-Shadr, hadir sebagai penggagas sistem ekonomi 

baru atau  yang dikenal sampai saat ini Iqtishaduna.
48

 

Karya Muhammad Baqir as-Shadr tentang sistem ekonomi adalah 

termasuk salah satu karya yang luar biasa karena bisa dibilang sangat inovatif 

sampai menjadi salah satu rujukan dalam ekonomi berbasis syariah.
49

 

Gagasan tentang sistem ekonmi Islam yang ditulis oleh shadr, merupakan 

risalah yang sangat penting mengennai teori umum dari ekonomi Islam, dan al-

Bank Al-ala Ribawi fi Al-Islam, yang merupakan terks teperinci soal sistem 

perbankkan dalam islam serta lawannya yakni Kapitalisme.
50

 Dari unsur yang 

membedakan  tersebur Muhammad Baqir Shadr membagi dua alasan yakni: 

Alasan pertama Muhammad Baqir as-Shadr sangat jelas ingin menyajikan 

idelogi pembeda dari ideologi rival yakni Marxisme yang secara serius. Kritiknya 

atas Marxisme mungkin tidak terlalu memadai namun yang perlu di catat bahwa 

hal ini meruapakan sauatu sumbangsi intelektual yang cukup serius. Ada pun riset 
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yang dilakukan meskipun masih terbatas hal diakibatkan dominannya pengaruh 

Marxisme. 

Pada akhir tahun 1970-an dominasi kajian ilmu sosial yang didominasi 

oleh intelektual kiri, dalam teori ekonomi kita (Iqtishaduna) hanya ada tiga puluh 

halaman untuk kritik struktural atas sistem kapitalisme, yang belum tuntas 

dibandng tigaratus halaman untuk membantah teori Marxisme.
51

 

Teori ekonomi yang digagas Shadr adalah meruapakan jawaban atas 

himbauan komunis untuk mengubah “keseimbangan sosial” dengan teori hukumm 

yang terperinci mengenai hak milik serta distribusi, Shadr dalam teori 

perbankkan, ia menawarkan sebuah konsep yakni Bank Islam yang hinga kini 

banyak dikembangkan di Indonesia.
52

 

Republik Islam Iran sendiri tulisannya menjadi sebuah kontribusi besar 

yang dikemukan lewat tatanan hukum Islam. Karya tersebut meski cukup baru 

namun tak tertandingi dalam dunia Islam. Maka dalam komunitas Syiah sendiri 

Shadr juga termasuk salah satu diantara banyak pemikir menjadi sumber inspirasi 

yang unik.
53

  

Saudara perempuannya Binti Al-Huda, merupakan sarjana teologi Islam 

yang kemudian mengorganisasikan suatu bentuk Protes terhadap penahanan atas 

seorang yang di jadikan sebagai rujukan (marja). Protes yang muncul serta 

menentang pemenjaraan atas diri Shadr. Bentuk preotes yang terorganisir terjadi 

di luar Irak yang kesemuanya menuntut Shdr dibebaskan.
54
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Meskipun sudah dibebaskan ia tetap dikenakan sebagai tahanan rumah 

selama kurang lebih sembilan bulan. Ketegangan antara dirinya dengan partai 

Bha‟a terus tumbuh, hingga akhirnya ia mengeluarkan sebuah fatwa bahwa haram 

bagi seorang muslim untuk bergabung dengan partai Bha‟ats yang dinilai tak 

Islami. pada tahun 1980 ia ditahan lagi dan pindahkan di Baghdad.
55

 

Unsur yang membedakan Iqtishaduna dari baerbagai sumber umum 

ekonomi Islam, dari struktur serta metodologi yang digunakan tidak diragukan 

lagi dan inilah merupakan suatu sumbangsi yang sukup besar dan paling serius.
56

  

Baqir al-Shadr merupakan seorang cendekiawan terkemuka, fakih, dan 

pemikir jenius, karena karya-karya yang beliau wariskan kepada kaum muslim, 

baik dari kalangan awam maupun dari kalangan pelajar, dan karena kehidupan 

beliau yang penuh dengan perjuangan dan usaha, yang kemudian dipendekkan 

oleh tangan-tangan kriminalis yang membuat beliau syahid dibunuh oleh orang-

orang Saddam Husein, beliau sudah terlalu terkenal dan masyhur sehingga 

rasanya tidak perlu untuk mencantumkan biografi beliau dari terjemahan inggris, 

karangan beliau yang sangat terkenal yaitu „Iqtishaduna‟.
57

 

Buku „Falsafatuna‟ dan „Iqtishaduna‟ telah mencuatkan Muhammad 

Baqir al-Shadr sebagai teori Kebangkitan Islam terkemuka. Gagasan filsafat serta 

ekonomi alternatif ini dan kemudian disempurnakan melalui masyarakat dan 
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lembaga. Dalam kedua buku ini, beliau menjanjikan jilid ketiganya dengan pola 

yang sama yang diberi judul „Mujtama‟una‟ (Masyarakat Kita).
58

 

Tidak berlebihan bahwa „Iqtishaduna‟ merupakan suatu karya pionir yang 

cukup komprehensif dalam literatur ekonomi Islam modern mengupas masalah 

produksi, distribusi, dan konsumsi. Termasuk pertukaran dan masalah fiskal dan 

moneter serta strategi pengolahan aset produksi dan peran pemerintah di 

dalamnya.
59

 

C. Latar Belakang Pemikiran Muhammad Baqir as-Shdr 

Berlatar belakang keluarga yang alim, Shadr termasuk orang yang tumbuh 

dalam keluaraga yang masih jauh dari kata berkecukupan, meski tumbuh dengan 

kondisi ekonomi yang pas-pasan ia tidak mengabaikan tentang pentingnya 

pendidikan, hingga pada akhirnya kebutuhan pendidikannya di urusi oleh 

keluaranya yang lain yakni paman dan bibinya .
60

 

Dari latar belakang keluarga yang tradisional ia tidak pernah lepas dari isu-

isu kontemporer pada masanya. Tingkat kecerdasan yang cukup tajam ia 

mempelajari suatu disiplin yakni filsafat modrn, ekonomi, sosiologi serta sejarah 

dan hukum yang kritis.
61
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Dominasi kolonialisme dari sisi ekonomi dan politik dikalangan umat 

muslim kala itu hingga akhirnya beliau terlibat aktif dalam menyuarkan 

kebebabasannya beserta umat muslim lainnya.
62

 

Permaslaahan pemerintah Irak mendesaknya untuk membuat sebuah partai 

yakni (Partai Suara Islam) ”Hizb ad-Da‟wah Al-Islamiyah. Partai tersebut 

merupakan partai yang membawa kepemimpinan agama yang secara bersama-

sama dengan pemuda dalam menghadapi dominasi partai Sosialisme Bha‟ats yang 

kala itu memegang kendali sistem politik Irak pada tahun 1958.
63

 

Pada tahun 1365-1945 ia dan keluarganya berpindah ke Najaf. Disanalah 

ia menghabiskan sisa hidupnya dan hal terpenting ia Najaf sudah mapan sejak 

tahun 1920-an, yang kala itu suatu kota dan ulamanya hadir sebagai tokoh sentral 

dalam melawan intervensi dari dunia Barat khususnya Inggris kala itu.
64

 

Di tahun 1950 kota Najaf mengalami perubahan radikal. Dari sikap diam 

menjadi mujtahid yang diakibatkan ketiadak mampuan berkonfrontasi dengan 

Baghdad, yang terus menerima tantangan yang cukup serius sebelum revolusi 

1958, dari pihak yang tidak disangka yakni kaum komunis.
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D. Karya-karya Muhammad Baqir as-Shadr 

Sementara mengenai karya-karya Baqir Sadr, apabiladicermati merupakan 

bagian-bagian dari perjuangannya di tengah-tengah dinamika social-politik di 

zamannya.Baqir Sadr memandang pemikiran dan kebudayaan Barat sebagai 
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rnusuh terbesar dari pemikiran Islam. Olehkarenaitu, ia menghadapi qazwal fikr 

(pertempuran intelektual) ini denganmenggunakansenjata intelektual pula. Yakni 

dengan tulisan-tulisannya, baikdalam bentuk artikel-artikel atau buku-buku yang 

membahas masalah-masalah falsafah, sosial, agama, dan etika. Topik-topik yang 

ia pilih untuk buku-bukunya adalah sesuai dengan pandangan kebutuhan (umat), 

bukan untuk pribadi. Bila sebuah buku tidak memuat topik penting tertentu 

mengenai masalah Islam kontenporer, Baqir Sadr berupaya mengisinya. Dengan 

sendirinyaia membina unsur-unsur utama sebuah kepustakaan Islam kontenporer. 

Karya-karya Baqir Sadr banyak yang diterjemahkan dalam berbagai 

bahasa, seperti bahasa inggris, Arab, Urdu, Persi, dan bahasa Indonesia. Hal itu 

dapat dibuktikan dengan sumbangsih beliau terhadap khazanah keilmuan Islam 

dengan banyaknya karya-karya beliau yang sudah diterbitkan atau belum. 

Diantara karya-karya beliau yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: 

1. Suksesi (Kepemimpinan Pasca Nabi). Buku ini membahas polemik 

kepemimpinan pasca Nabi. 

2. Para Pemuka Ahlul Bait Nabi.  

3. Mutiara Nahjul Balagah. 

4. Al-Mahdi Antara Isu dan Fakta. 

5. Falsafatuna. 

6. Al-Mahdi. 

7. Menyegarkan Islam. 

8. Sejarah Dalam Perspektif Al-Qur‟an. 

9. Imam Mahdi AS. 
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10. Manusia Masa Kini dan Problem Sosial. 

11. Iqtishaduna. 

E. Posisi Muhammad Baqir as-Shadr Terhadap Pemikir Lain 

Pada bidang Ekonomi khususnya, ia memiliki pengaruh besar terhadap 

pemikir lain. Hal tersebut dapat dilihat dari ide serta kebijakan ekonomi yang ia 

ambil dari histori pada masa Rasulullah serta Al-Khulafa al-Rasyidin yang nota 

bene merupakan contoh empirik yang ia jadikan sebagai dasar pijakan atas 

kebijakan ekonomi dan menjadi sumber inspirasi para pemikir, praktisi serta 

cendekiawan muslim yang melahirkan teori-teori ekonomi nantinya. Konsep 

ekonomi pada waktu tiada lain berdasar pada hukum Islam yang bersumber dari 

Al-Quran dan Sunnah nabi. Namun belum tersusun secara teoritis, praktik 

ekonomi pada masa awal dimana ia lebih memfokuskan pada pemenuhan 

kebutuhan, keadilan, efisiensi, dan pertumbuhan serta kebebasan. ia masih 

memusatkan pemikirannya pada seputar isi-isu yang masih terkubur dari berbagai 

khazanah hukum islam yang tentu saja kala itu tidak memberikan analisis khusus 

pada bidang ekonomi.
66

 

Diskursus ilmu ekonomi Islam yang berkembang pada waktu itu masih 

bertahap sebagai ilmu interdisiplin yang masih menjadi bahan kajian para Fuqaha, 

Mufassir, Filosof serta sosiolog dan politikus. Pada masa-masa perkembangan 

ekonomi yang terbilang sangat penjang itu, namun dengan hal tersebut melahirkan 

ekonom-ekonom muslim yang terkemuka, sebut saja Abu Yusuf (182-798), Abu 

Ubaid (224-838), Yahya bin Umar (289-902), Al-Mawardi (450-1058), Ibnu 
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Hazim (456-1064) dan masih banyak yang lainnya. Para ekonom ini  diikuti oleh 

tokoh-tokoh intelektual lainnya misalnya, Al-Ghazali (451-1111), Ibnu Taimiyah 

(661-1328), Al- Syatibi (790 H), Ibnu Khaldun (732-1404) dan Al-Maqirizi (845 

H). jejak pemikiran mereka terus berlanjut pada masa-masa pemikir berikutnya. 

Misalnya, Shah Wali Allah (1114-1762), Muhammad Ibn Abdul Wahab (1206-

1787), Muhammad Abduh (1356-1933) dan masih banyak lainnya.
67

 

Masa-masa berikutnya adalah dimana lahirnya pemikir-pemikir 

kontemporer yang mengkhususkan diri mereka pada bidang ekonomi islam yang 

lebih sistematis dengan  mengikuti dunia modern misalnya, Khursyid Ahmad 

Nejatullah Shiddiqi, Umer Chapra, Fazlurahman, M.A Mannan, dan Monzer 

Khaf. Dalam paradigma seperti ini, para ekonom-ekonom muslim tidak 

menghadapi perbedaan pendapat. Kendati demikian ketika mereka diminta untuk 

menjelaskan seperti apa dan bagaimana konsep ekonomi islam tersbut, mulailah 

muncul perbedaan pendapat. Hingga saat ini pemikiran ekonomi muslim 

kontemporer dapat di bagi setidaknya menjadi tiga mazhab, yakni : Mazhab 

Muhammad Baqir as-Shadr, Mazhab Mainstream serta Mazhab Alternatif kritis.
68

 

Mazhab Baqir as-Shadr
69

 berpendapat bahwa sumber daya pada 

hakikatnya sangat melimpah dan tidak terbatas. Hal ini di dasari dari dalil alquran 

Q.S Al-Qamar /54: 49 
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Terjemahnya: 

 

Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. 

 

Muhammad Baqir as-Shadr bependapat bahwa, keinginan manusia tidak 

memiliki batas, manusia akan berhenti mengkonsumsi suatu barang apa bila 

tingkat kepuasan terhadap suatu barang ketika barang atau jasa tersebut sudah 

tidak ada. Ia berkesimpulan bahwa benar adanya jika manusia memiliki keinginan 

yang tidak terbatas. 

Baqir as-Shadr memusatkan perhatiannya pada permaslaahan yang utama 

dari ilmu ekonomi adlah ketimpangan sumber daya yang tidak merata dalam 

kehidupan manusia. Oleh karena itu ketetapan sistem harga yang dipercaya oleh 

sebagian ekonom perlu adanya mekanisme tambahan yang betujuan mengatasi 

permaslahan distribusi. Penadpaat ini dilandaskan pada hadis Nabi yang ada 

dlaam ekonomi  Islam. Distribusi tersebut dilengkapi dengan instrumen kewajiban 

membayar zakat bagi para mustahik serta mekanisme lain yang termuat dalam 

ekonomi Syariah.
70

 

Chapra berpendapat bahwa salah satu penyebab utama dalam kehidupan 

manusia dalam sebuah masyarakat adalah mengenai cara melakukan 

pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka tanpa harus 

bertentangan dengan tujuan ekonomi makronya. Mazhab baqir berpendapat bahwa 

permaslahan ekonomi yang muncul ditengah masyarakat disebabkan adanya 

pendistribusian yang tidak merata. Sehingga melahirkan ketimpangan-ketimpanga 

sosial atau dengan kata lain yang kaya semakin kuat dengan akses yang lebih 
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sementara yang miskin semakin kurang memiliki akses terhadap sumber daya. Hal 

ini muncul bukan disebabkan sumber daya tesebut kurang memadai melaingkan 

keserakahan manausia yang tidak terbatas.
71

 

Mazhab mainstream berpendapat bahwa masalah kesenjangan sosial yang 

terjadi dikareanakan sumber daya yang kurang memadai. Mazhab ini berbeda 

pendapat dengan mazhab Muhammad Baqir as-Shadr, dengan mengambil sebuah 

kesimpulan dengan dalil dalam alquran Q.S Al-Baqarah/2 : 155 

                      

     

Terjemahnya: 
 
 dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah 
berita gembira kepada orang-orang yang sabar. 

 
Sedangkan keinginan manusia tidak terbatas dianggap sebagai hal yang 

alamiah dengan dalil Q.S At-Takatsur/102: 1-5 

                               

                   

Terjmahnya: 
 
1. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, 2. sampai kamu masuk ke 

dalam kubur. 3. janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat 
perbuatanmu itu), 4. dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. 5. 
janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, 
Maksudnya: Bermegah-megahan dalam soal banyak harta, anak, pengikut, 
kemuliaan, dan seumpamanya telah melalaikan kamu dari ketaatan. 
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BAB III 

PEMIKIRAN MUHAMMDAD BAQIR AS-SHADR 

A. Konsep Sejarah Menurut Baqir Sadr 

 Baqir Sadr berupaya mengungkapkan bentuk-bentuk atau hukum-hukum 

yang terdapat dalam sejarah berdasarkan pada pengkajian nya atas al-

Qur‟an.Dalam al-Qur‟an terdapat beberapa bentuk sejarah yang diungkapkan 

dengan pernyataan-pernyataan. Menurut Sadr, hanya ada tiga bentuk hukum 

sejarah yang diungkapkan dalam al-Qur‟an sebagai berikut: 

1. 5Hukum sejarah yang pertama dimana al-Qur‟an menyebutkan hukum 

sejarah adalah bentuk kalimat bersyarat. Apabila dua fenomena atau dua 

pasang fenomena dikaitkan bersama dalam lingkup sejarah, al-Qur‟an 

mengungkapkan kaitan ini dalam bentuk dua anak kalimat dari sebuah 

kalimat bersyarat yang menunjukan bahwa, manakala anak kalimat yang 

menyatakan bersyarat terwujud, maka anak kalimat penyimpul (apodisis) 

juga pasti terwujud. Bentuk ini juga berlaku pada banyak hukum dan 

norma alam pada berbagai tingkatan. Sebagai contoh, apabila kita 

berbicaratentang hukum air mendidih, maka yang sering terjadi adalah 

pengungkapan hukum ini dalam kalimat bersyarat. Jika menyatakan bahwa 

air akibat kedekatannya dengan panas yang mencapai suhu (100 C), maka 

ia akan mendidih disebabkan oleh jenis tekanan tertentu.
72
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Penjelasan sebelumnya adalah  contoh hubungan antara dua kalimat dari 

sebuah pernyataan bersyarat. Fenomena mendidihnya air akan terwujud apabila 

syarat tertentu, yakni dekatnya air itu dengan panas dan tercapainya suhu tertentu 

terpenuhi atau teraktual. Disini fenomena alam yakni mendidihnya air, yang 

berarti berubahnya air menjadi uap, dipaparkan dalam bentuk kalimat 

bersyarat.Hukum jni tidak mengatakan apakah prasyarat ini telah dipenuhi atau 

belum.Iahanya mengatakan bahwa jika prasyarat khusus ini terpenuhi, maka 

konsekuensisnya tak terhindarkan lagi, pasti akan terwujud. Dengan kata lain, air 

pasti akan mendidih pada derajat panas tertentu. Inilah apa yang dikatakan oleh 

hukum pernyataan bersyarat dan hukum macam ini memberikan jasa yang besar 

kepada manusia dalam kehidupannya sehari-hari, dan memainkan peran yang 

efektif dalam perkembangannya. Dengan pengetahuan mengenai hukum-hukum 

ini, manusia dapat mengambil tindakan yang layak berkenaan dengan konsekuensi 

suatu kondisi.Jika manusia memerlukannya, dia bisa mengambil tindakan untuk 

memenuhi prasyarat yang dituntut, dan jika tidak dia bisa mencegah dipenuhinya 

prasyarat tersebut. 

Jika seseorang memerlukan air yang mendidih, dia harus mengatur 

terwujudnya prasyarat-prasyarat yang ditetapkan dalam hukum bagi mendidhnya 

iar, dan jika dia ingin agar air tidak mendidih, dia harus memastikan bahwa air 

tidak dipanaskan sampai titik mendidih. 

Dapatlah dipahami, bahwa suatu hukum yang dikemukakan dalam bentuk 

kalimat bersyarat mempunyai nilai konstruktif dalam kehidupan manusia.dari 

uraian di atas, jelas juga bahwa ada filsafat dibalik pengungkapan hukum-hukum 
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dalam bentuk kalimat bersyarat. Allah telah mendasarkan system alam semesta ini 

pada hukum-hukum yang universal dan norma-norma yang kokoh.Dia 

menggugah perhatian manusia kepada system yang kokoh dan kompak dari alam 

semesta ini agar manusia mengetahui pisisi dirinya.Allah memberitahukan kepada 

manusia mengenai faktor-faktor yang bisa meningkatkan ataupun merusak 

kehidupannya agar dia sendiri bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara 

selayaknya. 

Seandainya proses mendidihnya air terjadi secara kebetulan, tidak tunduk 

kepada su5atu hukum tertentu dan tidak memerlukan panas, niscaya manusia tidak 

akan bisa mengontrol proses ini, tidak pula mungkin baginya untuk memasak atau 

tidak memasak air seperti yang dikehendakinya. 

Adapun ayat al-Qur‟an yang menyebutkan hukum-hukum sejarah dalam 

bentuk pernyataan bersyarat adalah dalam QS. Ar Ra‟d/13 Ayat: 11. 

                                

                                   

         

Terjemahnya: 

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 
di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merobah keadaanyang ada pada diri mereka sendiri.dan apabila 
Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang 
dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 
Dia.

73
 

                                                           
73 Muhammad Baqir Sadr, Sejarah Dalam Perspektif al-Qur‟an (Jakarta: Pustaka 

Hidayah, 1993), h. 115. 



 

xxiii 

 

 

Dalam ayat ini hukum sejarah telah disebutkan, dan seperti yang telah 

jelaskan sebelumnya, dan masih akan dijelaskan lebih lanjut nanti, hukum ini 

telah dikemukakan dalam bentuk pernyataan bersyarat, karena ayat di atas 

mengatakan bahwa ada kaitan yang tak terpisahkan antara dua perubahan yang 

disebutkan, yakni perubahan dalam diri manusia dan perubahan dalam posisi 

lahiriahnya. Inilah inti dari suatu pernyataan bersyarat. Hukum Ilahi yang 

disebutkan disini praktisnya mengatakan, bahwa jika suatu bangsa secara batiniah 

berubah, maka konsekuensinya, konsidi material dan posisi sosial mereka juga 

akan berubah. Dari sini tampak bahwa hukum Ilahi telah dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan bersyarat. 

Dalam surah lain juga disebutkan contoh tentang hukum sejarah yang 

diungkapkan dalam pernyataan bersyarat, QS. Al-Jin/72 Ayat: 16. 

                    

Terjemahnya: 

Dan bahwasanya: Jikalau mereka tetap berjalan Lurus di atas jalan itu 
(agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka 
air yang segar (rezki yang banyak). 

 

Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana distribusi sangat penting 

dalam menentukan hasil yang adil. Contoh lain misalnya yang terdapat dalam QS. 

Al Israa‟/17 ayat:16. 
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Terjemahnya: 

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan 
kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) 
tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah 
sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami 
hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. 

 

Juga dalam ayat ini suatu norma sejarah telah dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan bersyarat. Di sini, dua hal telah digabungkan, yang pertama adalah 

ditunjukannya perintah Allah swt. kepada orang-orang yang jahat dan yang hidup 

dalam kemewahan dan ketidakpatuhan mereka terhadap perintah tersebut, 

sedangkan yang kedua adalah kehancuran dan kemusnahan masyarakat seperti itu 

sebagai konsekuensinya. Ini adalah hukum sejarah yang lain dikemukakan dalam 

bentuk pernyataan bersyarat. 

2. Bentuk kedua yang di dalamnya hukum-hukum sejarah dikemukakan 

dalam al-Qur‟an adalah bentuk pernyataan pasti tanpa persyaratan. Dalam 

banyak kasus, hukum-hukum alam juga dinyatakan dalam cara ini. 

Apabila suatu ramalan astronomis dibuat atas dasar gerakan-gerakan 

planet, seperti misalnya ramalan tentang waktu terjadinya gerhana bulan 

atau matahari, tidak ada persyarat yang dikaitkan kepada pernyataan 

seperti itu. Dalam hal ini, suatu hukum ilmiah atau masalah ilmiah 

dikemukakan sebagai pernyataan yang pasti dan tanpa syarat. Manusia 

sama sekali tidak bisa mempengaruhi atau memodifikasi kondisi-kondisi 
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dan lingkungan dari kejadian-kejadian seperti itu. Karenanya, suatu 

ramalan tentang kejadian-kejadian seperti itu dibuat dalam bentuk 

pernyataan yang pasti dan tanpa syarat, tanpa adanya kondisi-kondisi apa 

pun yang dikaitkan dengannya. Apabila kita mengatakan bahwa matahari 

akan mengalami gerhana pada hari sekian, tanggal sekian, atau bahkan 

bulan akan mengalami gerhama pada malam sekian dan tanggal sekian, 

maka kita mengungkapkan suatu suatu masalah ilmiah dalam bentuk 

pernyataan yang pasti, bukan pernyataan bersyarat. 

Dalam hal-hal seperti itu, manusia tidak punya kekuasaan atau kekuatan 

untuk mengubah kondisiatau situasi dari masalah yang dipersoalkan, sebab ia 

tidak bersifat kondisional. Jika dikatakan bahwa matahari atau bulan akan 

mengalami gerhana, meskipun kita bericara dengan merujuk ke masa depan, kita 

membat pernyataan yang pasti. Hal yang sama berlaku mengenai prakiraan cuaca 

yang didasarkan pada hukum-hukum ilmiah. 

Jika dikatakan bahwa hukan akan turun di suatu tempat, maka pernyataan 

tersebut bersifat pasti dan tanpa syarat, dan meramalkan turunnya hujan di suatu 

tempat tertentu dan waktu tertentu. 

Bentuk kedua pengungkapan hukum-hukum dan norma-norma sejarah ini 

telah menimbulkan kesan yang salah dikalangan para pemikir Eropa, yang 

berpendapat bahwa norma-norma tidak konsisten dengan kebebasan manusia, 

karena beranggapan bahwa norma-norma tersebut mengendalikan kehidupan 

manusia, jadi manusia tidak memiliki kebebasan memilih.   
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B. Realitas Keberagamaan  

Sebuah aksi unjuk rasa meletus saat setelah video propaganda disebarkan. 

Di tempat lain, sekelompok massa mengikuti seruuan seorang pengkhotbah untuk 

melakukan presekusi terhadapa kelompok minoritas.Sementara itu, seorang 

politisi meminpin demonstrasi anti-pemdatang dan pengunsi dengan 

menggambarkan nilai-nilai agama mereka sebagai asing dan berbahaya. 

Letusan-letusan intoleransi di atas sudah menjadi hal yang umum terjadi di 

seluruh dunia.Para komentator sudah membuat banyak analisis untuk mencoba 

memahami kecenderungan permasalahan. Menurut Shadr salah satu perspektif 

yang terkenal, kita sedang bergolak dalam benturan peradaban. Kejadian-kejadian 

intoleransi tadi tentu didorang oleh emosi mendalam dan naluri primordial yang 

mengemuka ketika keyakinan agama yang mengakar berbenturan dengan ide 

modernitas-sekuler dan agama-agama lain. Para komentator menyarankan agar 

kebebasan berekspresi dipangkas demi menghormati nilai-nilai agama. 

Komentator lain dari kalangan liberal menyarankan agar kelompok-kelompok 

agama dapat menerima ujaran kebencian sebagai konsekuen dari kewargaan 

demokrasi.  

Penyataan-pernyataan di atas terdengar sangat familiar bagi siapa saja 

yang mengikuti debat seputar peristiwa-peristiwa semacam pembunuhan terkait 

satir yang diterbitkan majalah Charlie Hebdo (2015). 

Para oportunis yang bermain dibelakang masalah ini secara selektif 

memanfaatkan sentimen agama masyarakat dan mendorong pengekspresian 
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kehendak massa, dalam rangka memobilisasi mereka ke arah tujuan-tujuan anti-

demokratis. Penyalagunaan ekspresi kebebasan beragama pada akhirnya 

mencederai kelompok minoritas, mereka termarginalkan oleh kelompok 

mayoritas. 

Salah contoh konkrit yang dialami kaum beragama di Indonesia misalnya, 

pada tanggal 3 Maret tahun 2008 dimana ketika masyarakat tengah memperingati 

hari Pancasila di tuguh bersejarah (Monas), tiba-tiba datang serbuan yang 

menyisir warga dengan peralatan benda tajam dan mereka mengatas namakan 

sebagai kelompok berragama. Mereka tidak pandang bulu atau membabi buta 

dalam penyerbuan itu dimana bukan cuma orang tua dan anak muda yang 

merayakan, tapi anak kecilpun turut meramaikan dan iapun merasakan sakit akibat 

benda tajam. 

Insiden seperti ini akan terus terjadi dimanapun dan kapanpun selama umat 

memahami agama secara eksplisit, memahami agama secara parsial, dan 

memahami agama secara sami‟na wa atha‟na. Salah satu solusi dalam menyikapi 

intoleransi dalam beragama kata Baqir Sadr adalah hanya mengembalikan agama 

dalam kontes historisnya, yakni bagaimana tujuan dan untuk apa agama 

diturunkan. Agama langit atau samawi dalam rentetan sejarah selalu merespon 

dan melarang segala bentuk kekerasan atas manusia. Tujuan agama diturunkan 

sejalan dan berkorespondensi dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang 

berakal. Pangkal agama ada pada akal, dan tidak beragama bagi yang tidak 

memiliki akal, oleh sebab itu hanya manusia yang beragama dan makhluk lainnya 

terkecualikan. 
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Mengabstraksikan (menarik diri) pernyataan pangkal agama adalah akal, 

berarti menolak segala bentuk kekerasan dan egoisme dalam beragama. 

Kekerasan dan egoisme merupakan bentuk lain dari irasional manusia dan hal ini 

tentu menjerumuskan manusia pada esensinya sebagai makhluk yang rasional. 

Akal yang sehat selalu membawa kedaimaian dan keadilan bagi manusia, 

sedangkan agama yang sehat adalah agama yang merangkum semua perbedaan 

dan menyikapinya dengan cara lemah lebut. 

C. Definisi Keberagamaan Menurut para Filsuf 

Definisi yang diberikan oleh beberapa filsuf tentang konsep keberagamaan 

itu bisa berbeda disebabkan kondisi dan mental masyarakat yang berbeda dalam 

memahami agama. Adapun pendapat tersebut adalah: 

1. Schoun  

Schoun membedakan agama eksoteris dak eksoteris. Menurut scound, 

semua agama yang pernah ada di dunia ini, itu berbeda pada sisi eksetoris 

yaitu dimensi ritual, sedangkan pada dimensi esoteris semua agama 

memiliki kesamaannya, yakni menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dari 

perspektif kebehasahan, perenial berasal dari bahasa altin, perennis, yang 

kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris, berarti kekal, selama-

lamanya, atau abadi. Istilah perenial biasanya muncul dalam wacana 

filsafat agama dimana agenda yang dibicarakan biasanya, pertama, wujud 

Tuhan, wujud yang absolut, sumber dari segala wujud sumber yang sama. 

Tuhan Maha Benar adalah satu, sehingga semua agama muncul dari Tuhan 

Satu, pada prinsipnya sama karena datang dari sumber yang sama. Kedua, 
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pembahasan tentang fenomena pluralisme agama yang secara kritis dan 

kontemplatif. Ketiga, menelusuri akar-akar religiusitas seorang atau 

sekelompok melalui simbol, ritus, serta pengalaman keagamaan.
74

 

2. Hasan Hanafi  

Mengatakan bahwa agama adalah suatu sarana atau alat untuk melawan 

para penindas masyarakat atau para kaum yang megekploitasi kaum 

lemah. Pada sisi inilah agama harus mengambil andil dalam 

memperjuangkan suara tertindas itu. Untuk itu kata Hanafi, kita mesti 

memahami agama pada sejarah awal munculnya, yakni Islam yang 

dibawakan oleh Nabi Muhammad saw, pada dasarnya adalah untuk 

melawan para kaum kafir Qurays yang telah menghegemoni masyatakat 

Arab pada satu sisi dan sisi lainnya membuat masyarakat tetap berada pada 

kejahiliannya.  

3. Ali Syariati, 

 Agama merupakan suatu instrumen untuk memberanguskan kejahilan dan 

ketimpangan yang terjadi di tengah-tenagah masyarakat. Agama tidak 

boleh bungkan dengan persoalan-persoalan baik itu sosial, politik, dan 

apalagi persoalan hukum.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Agama dan Keberagamaan 

  Agama dan keberagamaan merupakan dua hal yang memiliki makna 

berbeda yang satu dengan yang lainnya. Secara morfologis, masing-masing 

ungkapan ini tentu memiliki pemaknaan tersendiri. Sesuai dengan kaidah 

kebahasaan, perubahan dari bentuk kata dasar “agama”  menjadi 

“keberagamaan” yang semestinya sudah cukup untuk kita dalam mendefinisikan 

bahwa keduanya harus dipakai dan diberi makna yang berbeda. Adalah sebuah 

kekeliruan yang mesti dihindari bila kedua kata ini diberi arti atau pemaknaan 

yang sama. Secara definisi pemakaian kata ini dalam pengertian yang sama jelas 

akan bertentangan dengan aturan-aturan bahasa yang semestinya, dimana agama 

merujuk pada kata benda sementara keberagamaan disandarkan pada kata sifat 

atau keadaan. 

  Dalam uraian tersebut, penulis berusaha mencari perbedaan antara makna 

agama dan keberagaman. Melalui uraian ini juga, diharapkan akan diperoleh 

pengertian yang tepat untuk kedua ungkapan itu sehingga pada akhirnya dapat 

dipahami secara proporsional oleh para penganut dari berbagai agama yang ada. 

Dari pengertian itu, dapat juga dikatakan bahwa semua agama pada diri semua 

agama memiliki nilai-nilai kebanaran. Lalu dengan pengertian yang akan diajukan 

itu, akan dikemukakan pula gagasan pembentukan sikap toleran yang proposional 

dan hakiki dalam upaya membina masyarakat harmonis. 
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a) Pengertian agama 

  Dari berbagai literatur ada, kata agama juga biasa diberi arti tidak kacau 

atau teratur. Sementara yang dimaksudkan dimaksudkan adalah orang yang 

beragama tentu memiliki pedoman yang dapat membuat hidupnya teratur dan 

selalu pada jalur-jalur kebenaran. Agama hadir dan dipahami sebagai keadaan 

atau sifat sebagai orang-orang yang beragama. Hal ini lebih menunjukkan pada 

hasil atau dampak dari keberagamaan, bukan pada agama tesebut. Dengan agama, 

seseorang atau suatu masyarakat akan hidup tertib dan teratur. 

  Agama dari segi bahasa, Rangkuti menegaskan bahwa kata ini berasal dari 

bahasa Sanskerta a berarti (cara), dan gama berarti (jalan atau pergi). Bertolak 

dari pengertian tesebut ditegaskan lebih jauh bahwa agama berarti cara-cara 

berjalan untuk sampai kepada keridhahan Tuhan. Dari sini, dapat dipahami bahwa 

agama merupakan jalan hidup yang mesti ditempuh atau pedoman yang harus 

diikuti seseorang. Pengertian ini sejalan dengan makna kata Arab syari‟ah, yang 

secara harfiah berarti jalan menuju sumber mata air. Air merupakan sumber 

kehidupan bagi manusia. Kata syari‟ah dipakai dalam pengertian jalan menuju 

sumber kehidupan atau jalan hidup. 

  Berdasarkan pengertian seperti diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa 

agama merupakan suatu wujud yang berdiri sendiri dan berada di luar diri 

manusia. Misalnya, agama Islam bukanlah secara otomatis sama dengan sikap dan 

amalan orang yang mengaku sebagai penganut Islam. Belum tentu seorang yang 

mengaku sebagai beragama Islam mampu merepresentasikan ajaran Islam yang 

sesungguhnya. Begitu pula dengan agama lainnya, belum tentu mampu 
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menggambarkan bahwa dirinya telah mencerminkan ajaran agamanya. Sikap dan 

amalan setiap penganut agama adalah wujud keberagamaan, yang 

mendeskripsikan tingkat keyakinan dan sifat, kesetiaan dan pemahaman mereka 

terhadap agamanya masing-masing, justru itu, bila ada penganut agama yang 

tampak berprilaku baik, belum tentu agamanya benar dan baik. Namun jika ada 

seseorang yang beragama dan berprilaku tidak baik, hal ini belum tentu agama 

yang dianutnya pasti salah. 

  Secara definitif, agama adalah ajaran, petunjuk, perintah, larangan, hukum, 

dan peraturan, yang diyakini oleh penganutnya berasal dzat gaib Yang Maha 

Kuasa, yang dipakai manusia sebagai pedoman tindakan dan tingkah laku dalam 

menjalani hidup sehari-hari. Dengan kata lain, inti dari suatu agama ialah ajaran 

yang dipakai manusia sebagai pedoman hidup. Agama adalah ajaran dan berbagai 

aturan yang menjadi pedoman hidup yang terdiri atas pedoman dalam berpikir, 

pedoman dalam memandang, pedoman dalam melihat sesuatu, dan pedoman 

dalam bertindak sehari-hari. Sebagai ajaran, suatu agama yang diyakini oleh para 

penganutnya berasal dari Dzat Gaib Yang Maha Kuasa, bukan dari manusia. Hal 

itulah yang selalu membuat manusia tunduk dan patuh pada agama yang 

dianutnya, walaupun diejek dan dicemooh orang lain karena kekuasaan dzat gaib 

yang menjadi sumber agama itu melebihi kekuatan mana pun. Setiap penganut 

agama yakin bahwa agama yang dianutnya bukanlah cuiptaan manusia, tetapi 

sesuatu yang berasal dari Tuhan, kekuatan gaib yang memiliki kekuasaan yang 

melebihi kekuasaan yang dimiliki manusia. Tidak agama penganut agama yang 

mau mengakui bahwa agamanya adalah produk budaya. Bagi setiap penganutnya 
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atau pemeluknya, agama mereka adalah agama samawi, yakni suatu agama yang 

berasal dari Yang Maha Tinggi. Agama memiliki asal dari sesuatu yang universal, 

yang dengannya manusia dapat memeperoleh pengetahuan bahwa ada hal atau 

suatu Zat yang tak terbatas namun pada suatu proses dalam mencapai 

penngetahuan tersebut manusia juga melalui tahapan atau peoses yang berbeda-

beda dalam mencapai kekuatan-kekuatan tersebut. Dalam berbagai proses yang 

dilalui manusia dari sinilah berbagai teori lahir dalam menemukan kebenaran.  

Namun hal yang terpenting adalah manusia memiliki tingka laku yang 

religi karena pada dasarnya manusia memiliki akal budi, sementara disisi lain 

manusia akan bersifat religi karena manusia pada dasarnya mengetahui adanya 

fenomena yang sulit dijelaskan dengan akal pikiran, dan yang menyebabkan 

manusia sampai pada tahapan religi disebabkan agar manusia terhindar dari krisis-

krisis dalam jangkawaktuyang lama. Teori-teori yang lahir dalam 

mendeskripsikan manusia menuju tahapan beragama adalah: 

1. Teori jiwa 

“Jiwa”  menurut E.B. Tylor pada dasarnya sebagaimana yang  dia katakan 

dalam bukunya yang berjudul  “Primitive Cultures” (1873). Ia mengemukakan 

bahwa agama bermula dari kesadaran manusia akan faham jiwa. Kesadaran ini 

disebabkan dua hal: 

a. Lahirnya perbedaan pada manusia antara yang hidup danl yang yang mati. 

Dalam hal perbedaan ini akan tiba masa dimana manusia akan mengetahui 

bahwa lambat laun antara yang hidup akan sampai juga pada titik kematian 

hal disebabkan karena adanya pengetahuan tentang jiwa. 
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b. Pengetahuan alam bawa sadar  atau mimpi dalam kasus ini manusia akan 

melihat dirinya berada ditempat yang berbeda dari tempat dimana ia 

tertidur, dari sinilah manusia mulai membedakan antara tubuhnya yang 

berada di tempat ia tertidur dengan tubuhnya yang berada di tempat yang 

lain. 

Dari sisi abstraknya jiwa manusia dari sinilah ia memperoleh keyakinan 

bahwa jiwa yang hidup dapat lepas dari tubuh jasmaninya. Tylor berkeyakinan 

bahwa walaupun jiwa yang melayang, hubungan jasmani pada saat tertidur atau 

dalam keadaan pingsan, tetap ada. Namun ketika manusia sudah sampai pada 

akhir kehidupannya atau mati pada saat itulah jiwa akan terputus dengan jasmanis 

selamanya. Pada tingkat evolusi religi pertama manusia, bahwa manusia akan 

percaya pada mahkluk-mahkluk selain dirinya seperti jin dan lain sebagainya. 

Dari sini pulah muncul anggapan bahwa mahkluk halus yang itnggal dekat 

manusia tidak dapat tertangkap oleh indra manusia, pada saat yang sama pula dari 

evolusi pertama ini makhluk yang tidak dapat dijangkau oleh indra manusia tadi 

akan menjadi sumber penghormatan dan penyembahannya dan ini yang disebut 

Tylor sebagai “Animism”. 

 Tingkat evolusi kedua keyaninan agama dalam diri manusia, bahwa 

manusia akan mempeyai gerak alam semesta serta berbagai fenomena hidup 

bahwa geraknya disebabkan oleh sesuatu yang ada di balik kejadian tersebut. Dari 

sini pula manusia mengentahu bahwa yang penggerak dibalik suatu fenomena dan 

itulah diyakini sebagai dewa-dewa. 
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Tingkat ketiga evolusi agama dalam kehidupan manusia, pada tingkat ini 

pengetahuan manusia akan susunan kenegaraan dalam masyarakat, dari sinilah 

muncul kepercayaan bahwa dewa-dewa juga memiliki sistem yang mirip dengan 

manusia seperti sistem kenegaraan dengan sistem tertinggi atau dalam kehidupan 

dewa-dewa juga terdapat sistem kasta. Namun seiring berjalannya waktu 

pemikiran itu akhiranya mengalami sedikit peningkatan bahwa semua dewa-dewa 

dalam pemikiran manusia menrupakan jelmaan dari dewa teritinggi itu atau yang 

lebih dikenal dengan tuhan dari evolusi ketiga inilah yang melahirkan 

kepercayaan “Monotheism”
75

 

2. Wahyu Tuhan 

Firman atau bahasa tuhan sebagai mana dikemukakan oleh seorang 

Antropolog berkebangsaan Austria, W. Schmidt namun sebelumnya sudah ada 

yang mengemukakan pendapat ini antropolog kebangsaan Inggris A. Lang. 

Seabagai antropolog A. Lang juga seorang sastrawan dan juga banyak membaca 

berbagai sastra rakyat dari berbagai bangsa ysng di dunia dalam beberapa cerita 

yang ia baca, Lang sering mendapatkan tokoh yang didewakan oleh rakyat yang 

bersangkutan sebagai pencipta alam semesta dan penjaga ketertiban alam. 

Keprcayaan kepada dewa-dewa yang dianggap sakral menurutnya tampak dari 

suku-suku yang tingkat peradabannya tertinggal.  

Anggapan A. Lang disebutkan di atas, tak lama kemudian dikembang 

lebih lanjut oleh W.Schmidt. yang merupakan salah stu tokoh besar dalam bidang 
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ilmu antropologi juga termasuk guru besar pada suatu perguruan tinggi yang 

berpusat di Austria, kemudian dilanjutkan di Swiss, untuk kemudian digunakan 

dalam mendidik calon-calon pendeta penyiar agama Khatolik dari organisasi 

“Societas Verbi Divini”. pandangan tentang kepercayaan kepada dewa-dewa 

tertinggi di alam jiwa bangsa-bangsa yang masih amat rendah tingkat 

kebudayaannya, merupakan suatu pandangan yang sangat cocok dengan dasar 

pemikiran W. Schmidt dan juga filsafatnya sebagai sorang pendeta agama Kristen 

Khatolik. Di dalam hubungan itu beliau percaya bahwa agama itu berasal dari 

titah Tuhan yang diturunkan kepada makhluk manusia pada masa permulaan ia 

muncul di muka bumi ini. Karena itulah adanya tanda-tanda daripada suatu 

kepercayaan kepada dewa pencipta, justru pada bangsa-bangsa yang paling rendah 

tingkat kebudayaanya (artinya yang paling tua menurut Schmidt), memperkuat 

anggapannya mengenai adanya titah Tuhan asli, atau “Uroffenbarung” itu. 

Merupakan suatu kepercayaan yang asli dan bersih kepada Tuhan, atau 

kepercayaan “Urmonotheismus” tadi itu justru terdapat pada bangsa-bangsa yang 

tua yang hidup pada zaman ketika tingkat kebudayaan manusia masih rendah 

sebagamana anggapan E.B. Tylor.
76

 

Beberapa manusia dalam mempelajari serta mengamalkan ajaran dari 

agamanya memberikan penekan-penekanan khusus pada aspek-aspek tertentu dari 

agamanya. Ada yang menekankan pada penghayatan mistik atau kontemplasi, ada 

pula yang menekankan pada keilmuan serta logika, ada juga penekanan pada aspek 

pengamalan ritual (Sholat, Puasa dan lain sebagainya), serta ada juga yang 
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menekankan pada aspek pelayanan (amal shalih). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan 

sebagaimana berikut ini: 

1. Pengalaman mistik. Sebagian manusia cenderung lebih menekankan pada 

pendekatan mistikal daripada pendekatan yang lain. Cara mistik seperti ini 

dilakukan oleh para sufi (pengikut tarekat) dan pengikut kebatinan 

(kejawen). Yang dimaksud dengan cara mistik itu sendiri adalah suatu cara 

beragama pengikut agama tertentu yang lebih menekankan pada aspek 

pengamalan batiniah (esoterisme) dari ajaran agama, dan mengabaikan 

aspek pengamalan formal, struktural dan lahiriyah (eksoterisme). Pada 

setiap pengikut agama apapun agamanya baik agama besar maupun agama 

lokal, selalu memiliki kelompok pengikut yang memberi perhatian besar 

pada cara beragama mistik ini. Baik dari kalangan Agama Islam, Kristen, 

Hindu dan Budha. 

2. Bentuk Penalaran, bentuk pengetahuan agama tidak hanya diperoleh dari 

pengalaman mistik saja, namun ada pula cara yang lain yakni bentuk 

penalaran, yaitu cara beragama dengan menekankan pada aspek rasionalitas 

dari ajaran agama. Bagi penganut aliran ini, bagaimana agama itu harus 

dapat menjawab masalah yang dihadapi penganutnya dengan jawaban yang 

masuk akal. Dalam hal beragama tidak selamanya seseoorang menerima 

begitu saja dari apa yang disampaikan oleh pimpinan agama atau para 

penceramah, karena tidak perlu dipungkiri terkadang pemuka atau 

penceramah-penceramah agama menyenangi interpretasi yang bebas dalam 

menafsirkan teks-teks dalam kitab suci atau buku-buku agama lainnya. Dari 

tradisi Islam misalnya kelompok yang disebut sebagai mutakalimin atau 
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para ahli ilmu kalam, merekalah yang banyak membicarakan teologi Islam 

dengan mamakai dalil tekstual (naqli) dan dalil rasional (aqli). 

3. Amal shalih. model beragama yang ketiga ini lebih menekankan 

pengahayatan dan pengamalan agama pada aspek peribadatan, baik ritual 

formal maupun aspek pelayanan sosial keagamaan. Menurut kelompok ini, 

yang terpenting dalam beragama adalah melaksanakan amal iibadah, karena 

indikator atau tolak ukur seseorang beragama atau tidak ialah dalam 

pelaksanaan segala amalan dari agama itu sendiri. Semua agama sepakat 

bahwa seorang manusia akan dimasukan ke dalam surga adalah karena 

amal shalih serta pebuatan orang yang dilakukan ketika ia masih hidup. 

Tidak ada artinya pengakuan dan iman dalam hati kalau tidak dinyatakan 

dalam amal perbuatan fisik dan perwujudan materi. Dalam agama Islam, 

kelompok ini lebih banyak mengikuti ajaran fiqih dan hukum-hukum 

agama mengenai tata cara amal shalih daripada amal yang lainnya.77 

b) Realitas Keberagamaan  

Sebuah aksi unjuk rasa meletus saat setelah video propaganda disebarkan. 

Di tempat lain, sekelompok massa mengikuti seruan seorang pengkhotbah untuk 

melakukan presekusi terhadapa kelompok minoritas. Sementara itu, seorang 

politisi meminpin demonstrasi anti-pemdatang dan pengunsi dengan 

menggambarkan nilai-nilai agama mereka sebagai asing dan berbahaya. 

Letusan-letusan intoleransi di atas sudah menjadi hal yang umum terjadi di 

seluruh dunia. Para komentator sudah membuat banyak analisis untuk mencoba 
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memahami kecenderungan permasalahan. Menurut salah satu perspektif yang 

terkenal, kini kita sedang bergolak dalam benturan peradaban. Kejadian-kejadian 

intoleransi tadi tentu didorang oleh emosi mendalam dan naluri primordial yang 

mengemuka ketika keyakinan agama yang mengakar berbenturan dengan ide 

modernitas-sekuler dan agama-agama lain. Para komentator menyarankan agar 

kebebasan berekspresi dipangkas demi menghormati nilai-nilai agama. 

Komentator lain dari kalangan liberal menyarankan agar kelompok-kelompok 

agama dapat menerima ujaran kebencian sebagai konsekuen dari kewargaan 

demokrasi.  

Penyataan-pernyataan di atas terdengar sangat familiar bagi siapa saja 

yang mengikuti debat seputar peristiwa-peristiwa semacam pembunuhan terkait 

satir yang diterbitkan majalah Charlie Hebdo (2015). 

Para oportunis yang bermain dibelakang masalah ini secara selektif 

memanfaatkan sentimen agama masyarakat dan mendorong pengekspresian 

kehendak massa, dalam rangka memobilisasi mereka ke arah tujuan-tujuan anti-

demokratis. Penyalagunaan ekspresi kebebasan beragama pada akhirnya 

mencederai kelompok minoritas, mereka termarginalkan oleh kelompok 

mayoritas. Salah contoh konkrit yang dialami kaum beragama di Indonesia 

misalnya, pada tanggal 3 Maret tahun 2008 dimana ketika masyarakat tengah 

memperingati hari Pancasila di tuguh bersejarah (Monas), tiba-tiba datang serbuan 

yang menyisir warga dengan peralatan benda tajam dan mereka mengatas 

namakan sebagai kelompok berragama. Mereka tidak pandang bulu atau membabi 

buta dalam penyerbuan itu dimana bukan cuma orang tua dan anak muda yang 
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merayakan, tapi anak kecilpun turut meramaikan dan iapun merasakan sakit akibat 

benda tajam. 

Insiden seperti ini akan terus terjadi dimanapun dan kapanpun selama umat 

memahami agama secara eksplisit, memahami agama secara parsial, dan 

memahami agama secara sami‟na wa atha‟na. Salah satu solusi dalam menyikapi 

intoleransi dalam beragama kata Baqir Sadr adalah hanya mengembalikan agama 

dalam kontes historisnya, yakni bagaimana tujuan dan untuk apa agama 

diturunkan. Agama langit atau samawi dalam rentetan sejarah selalu merespon 

dan melarang segala bentuk kekerasan atas manusia. Tujuan agama diturunkan 

sejalan dan berkorespondensi dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang 

berakal. Pangkal agama ada pada akal, dan tidak beragama bagi yang tidak 

memiliki akal, oleh sebab itu hanya manusia yang beragama dan makhluk lainnya 

terkecualikan. Mengabstraksikan pernyataan pangkal agama adalah akal, berarti 

menolak segala bentuk kekerasan dan egoisme dalam beragama. Kekerasan dan 

egoisme merupakan bentuk lain dari irasional manusia dan hal ini tentu 

menjerumuskan manusia pada esensinya sebagai makhluk yang rasional. Akal 

yang sehat selalu membawa kedaimaian dan keadilan bagi manusia, sedangkan 

agama yang sehat adalah agama yang merangkum semua perbedaan dan 

menyikapinya dengan cara lemah lebut. Agama sebagai kumpulan ajaran-ajaran 

langit, menyeruhkan pada perdamaian umat manusia. Karena agama adalah 

kumpulan pedoman segala bentuk ideologi, maka keberagamaan merupakan 

oprasionalisasi terhadap ajaran-ajaran agama yang dijalankan dalam kehidupan 

sosial. Keberagamaan bentuk praktis atau aplikatif dari agama itu sendiri. Hanya 
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saja yang sering menimbulkan problem terkait dengan cara keberagamaan adalah 

identitas tunggal yang dipahami oleh orang yang beragama, sehingga ia 

menafikan identitas kemajemukan cara keberagamaan. Bahwa cara keberagamaan 

kelompok tertentu atau orang tertentu adalah cara yang paling baik dan benar, dan 

yang diluar dengan cara ia memahami agamanya adalah sudah tentu salah dan 

menyesatkan. 

Fenomena tersebut telah menjadi kebenaran dalam babakan sejarah 

manusia sejak dulu kala. Orang saling menyalahkan, saling menuduh, dan saling 

menfitnah satusama lainnya terkait dengan pemahaman keagamaan. Sehingga hal 

ini menarik perhatian bagi para pemikir dikalangan umat Islam. Misalnya freecok 

sound, membagi agama menjadi dua, yakni dimenasi esoterik dan eksoterik. 

Semuagama memiliki persamaan pada dimensi esoterik. Dari sinilah klaiman 

universal bahwa dalam islam Proklamasi Universal sangatlah sederhana. Alquran 

bukanlah merupakan sebagai surat bisu saja melainkan sumber sejarah 

sebagaimana orang-orang Arab pada abad ke-17 mereka berbicara kepada segenap 

manusia dengan Ayat-ayatnya. 

“Dialah yang telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) 
dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun 
orang-orang musyrikin tidak menyukai(QS. At- Taubah: 33)”78 

B. Problematika Keberagamaan Menurut Muhammad Baqir Shadr 

Dewasa ini, perbincangan mengenai agama sangat hangat dibicarakan baik 

itu lewat media seperti tv, medsos, maupun lewat perbincangan lansung dalam 

                                                           
78 Dr. Muhammad Legenhausen, Satu Agama atau Banyak Agama, (Jakarta:  PT. Lentera 

Basritama, 2002), h. 149. 
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bentuk diskusi atau ceramah.
79

 Agama kembali memiliki daya tarik untuk 

dibicarakan, walaupun dulunya agama sempat termaginalkan disebabkan oleh 

para filsuf yang gencar melontarkan kritikan-kritikan yang amat tajam.
80

 

Meskipun harus diakui bahwa sebagian dari kritikan tersebut benar adanya 

misalnya, Feurbach mengatakan bahwa agama sejatinya buatan manusia itu 

sendiri. Manusia menyadari bahwa dirinya memiliki banyak kekurang, sehingga 

manusia tersebut memproyeksikan kekurang itu dan kemudian menyebut hal 

tersebut sebagai sesuatu yang sempurnah (Tuhan). Dengan kata lain, keyakinan 

(Tuhan) tersebut adalah buatan manusia akibat ketidaksempuaan pada dirinya. 

Dan pada akhirnya manusia beragama akibat dari pengharapannya akan sesuatu 

yang ia inginkan, namun dirinya tidak berdaya untuk mendapatkan sesuatu yang 

diinginkannya, sehingga manusia membuat agama sebagai perlipur lara bagi 

dirinya sendiri.
81

 

Karl Marx justru mengatakan agama sebagai candu bagi masyarakat. 

Agama dijadikan sebagai instrumen pemenuhan hasrat bagi masyarakat atau 

golongan yang telah menuai hasil dari tersebut. Sehingga Marx memandang 

perbuatan golongan atau kelompot tersebut tidak ubah seperti individu-individu 

yang telah  

                                                           
79O Hashem, Marxisme dan Agama (Cet. IV, Yogyakarta: Rausyanfikr Institute, 2012), 

h.26 
80Muhsin Qiraati, Membangun Agama, terj. Bafaqih (Bogor: Cahaya, 2004).  
81Muhammad Husaini Behesyti, Mencari Hakikat Agama Panduan Rasional bagi 

Manusia Moder, terj. Abdullah Ali (Cet. I, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003), h. 
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Menurut bagi Shadr, apa yang dialamatkan para filsuf terhadap agama 

adalah sebuah kegagalan para filsuf memahami hakikat agama. Para filsuf 

terjebak dalam bangunan epistemik yang bersifat materialistik (empirik). 

Menurut penulis, untuk menghadiri fenomena instrumen agama dalam 

demokrasi kontemporer saat ini sikap pesimis sama tidak produktifnya dengan 

sikap optimistis yang berlebihan. Kita harus terus bekerja untuk perubahan, 

meskipun dunia yang kita kenal ini sejak dahulu penuh kontradiksi dan 

ambivalen. Pesimisme mematahkan harapan untuk perubahan, sedangkan 

optimisme yang berlebihan kerap mengabaikan kompleksitas masalah yang 

mengahalangi perubahan. Mengahadapi masalah ini dibutuhkan sikap realistis. 

Menurut Andreas Hasenclever bahwa sebaiknya kita tidak melebih-lebihkan 

potensi konflik agama, sama seperti sebaiknya kita tidak entah mengabaikan 

potensi agama untuk perdamaian atau meremehkan sentimentalisasi agama dalam 

politik. 

Seperti yang diduga oleh Hasenclever, hal yang berpotensi melahirkan 

konflik yang dibawa oleh agama karena peluang agama untuk di implementasikan 

akan sangat dibatasi jika kualitas pendidikan agama ditingkatkan dan kesenjangan 

sosial dikurangi. Sebaliknya, agama-agama semakin mudah dapat di 

implementasikan, bila semakin besar ketergantungan umat mereka yang mapan 

dan mayoritas pada negara dan masyarakat.
82

 

                                                           
82F. Budi Hardiman, Demokrasi dan Sentimentalitas (Yogyakarta: PT KANISIUS, 2018), 

h. 24. 
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Seperti yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana para 

pemikir modernis sering dihujat atau dikritik oleh masyarakat “awam” bahwa 

mereka telah melakukan “pembaharuan agama Islam”. Mereka disangka telah 

memperbaharui dan mengkonstruksi makna baru tentang agama, sehingga mereka 

dipandang telah membuat agama baru. Dari satu sisi, kritik serta umpatan itu 

bertolak dari keyakinan yang sesungguhnya dan juga yang dianut oleh pengusung 

gerakan modernisasi, bahwa Islam sebagai suatu agama diajarkan dan diwariskan 

oleh Nabi Muhammad saw, dalam keadaan yang sudah sempurnah dan lengkap 

serta tidak perlu diubah dan diperbaharui lagi. Dari sisi lainnya, kritik itu muncul 

dari penilaian bahwa yang dilakukan oleh para pembaharu muslim adalah 

mengubah agama Islam yang telah diwariskan Nabi. Tentu saja, hujatan tersebut 

semakin keras ketika modernisasi atau pembaharuan ternyata menghadapi banyak 

tantangan yang mengakibatkan ide dan gagasan pembaharuan itu tidak terlaksana 

sebagaimana yang diharapkan. 

Sementara itu, banyak pula ahli agama (dengan berbagai motif dan latar 

belakang) yang menyatakan bahwa semua agama sama. Misalnya, Paul F. Knitter 

mengatakan anda tidak dapat mengatakan bahwa agama yang satu lebih baik dari 

yang lain. Semua agama, pada dasarnya adalah relatif yaitu terbatas, parsial, tidak 

lengkap sebagai jalan dalam melihat segala sesuatu. Menganggap bahwa sebuah 

agama secara intrinsik lebih baik dari yang lain, sekarang dirasakan oleh ahli 

agama sebagai sebuah sikap yang agak salah, ofensif, dan merupakan simplifikasi 

(pandangan yang menyempit). 
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C. Agama Sebagai Fitrah Menurut Baqir Shadr 

Shadr mengungungkapkan dalam kajiannya atas aturan atau hukum-

hukum sejarah yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur‟an, bahwa agama 

merupakan salah satu dari hukum sejarah dimana manusia tidak dapat 

mengelakkan dirinya atau menafikan realitas agama untuk dianutnya. Memang 

betul, ada manusia yang tidak mengakui Tuhan (atheis) dan ini menandakan 

bahwa dirinya tidak beragama sebab orang yang beragama pasti mengakui sesuatu 

yang absolut. Akan tetapi menurut Baqir Sadr, orang seperti ini lambat laum pasti 

akan mengakui dan mau memeluk agama jika kondisi-kondisi tertentu mewarnai 

jiwa dan pemikirannya. Itulah sebabnya mengapa Nietzsche diakhir hayat 

menyebuk kata Tuhan, dan hal itu bukanlah suatu kebetulan dalam pikiran 

Nietzsche, sebab kebertuhana merupakan keniscayaan bagi manusia itu sendiri. 

Seperti yang telah dijelas pada bab yang membahas tentang konsep sejarah 

menurut Baqir Sadr. Bahwasanya keberagamaan merupakan norma sejarah, bukan 

ketentuan hukum. Sadr mendefinisikan agama dalam dua cara. 

1. Agama bisa diartikan sebagai hukum Ilahi yang dalam istilah hukum 

skolastik disebut “pemberian hukum kehendak Ilahi”. Dalam QS. Asy-

Syuura/42 ayat: 13 Allah berfirman sebagai berikut: 
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  Terjemahnya: 

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah 
diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan 
apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah 
agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-
orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada 
agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-
Nya orang yang kembali (kepada-Nya). 

 

 Dalam ayat ini, agama telah digambarkan sebagai hukum yang diberikan 

oleh Allah swt. tetapi ditempat lain dalam al-Qur‟an , agama digambarkan sebagai 

hukum yang berakar dalam fitrah sturktur manusia. Allah berfirman dalam QS. 

Ar-Ruum/30 ayat: 30. 

                                

                    

Tetjemahnya: 

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah 
atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada 
peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui. 

 

Ayat di atas menjelaskan agama tidak hanya sebagai hukum yang ditetap 

dan dipaksakan bagi manusia dari atas, tetapi juga sebagai bagian dari fitrah 

sucinya yang tak pernah akan bisa diubah. Ayat ini hanya menjelaskan pernyataan 

dan tidak menggariskan sesuatu aturan atau hukum apapun. Ia mengatakan bahwa 

manusia telah diciptakan sedemikian rupa sehingga agama menjadi bagian dari 

fitrahnya, dan bahwa ciptaan Ilahi tidak bisa diubah. Agama tidak bisa dilepaskan 

dari manusia sebagaiamana halnya tak satupun bagian tubuhnhya yang bisa 

dilepaskan darinya. Muhammad Baqir Shadr juga menambahkan pemahaman 
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bahwa Agama merupakan hal yang menyagkut kehidupan bagi semua mahkluk 

dengan kata lain agama menurutnya adalah sumber keteraturan dalam kehidupan 

manusia. Hal inilah yang mencerminkan bentuk perilaku manusia dan mampu 

menerima kenyataan terhadap realitas alam semesta ini bahwa di alam semesta ini 

memiliki banyak bentuk kepercayaan yang ada dan semuan tersebut tentunya 

membawa pesan-pesan ilahi bagi pemeluknya. Agama bagi Shadr, dapat juga 

dikatakan sebagai bentuk kebutuhan manusia sebab dalam agama memiliki sebuah 

aturan-aturan yang  akan mengantarkan manusia dalam manusia pada tujuan akhir 

yakni kesempurnaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Sebagai kesimpulan dari yang penulis kaji tentang agama serta konsep 

keberagamaan penulis memiliki kesimpulan bahwa agama merupakan suatu 

wujud yang berdiri sendiri dan berada di luar diri manusia. Misalnya, agama Islam 

bukanlah secara otomatis sama dengan sikap dan amalan orang yang mengaku 

sebagai penganut Islam. Belum tentu seorang yang mengaku sebagai beragama 

Islam mampu merepresentasikan ajaran Islam yang sesungguhnya. 

Sedangkan kebaragamaan menurut Shadr adalah meruapakan bentuk 

refleksi manusia atas realitas yang ada di alam semesta ini dan mampu menerima 

kenyataan terhadap realitas alam semesta ini bahwa di alam semesta ini memiliki 

banyak bentuk kepercayaan yang ada dan semua hal tersebut tentunya membawa 

pesan-pesan ilahi bagi pemeluknya. 

Agama bagi Muhammad Baqir as-Shadr dapat merupakan sebuah 

kebutuhan sebab dalam agama memiliki sebuah aturan-aturan yang akan 

mengantarkan manusia pada tujuan akhir yakni kesempurnaan. Muhammad Baqir 

Sadr, mengatakan bahwa agama merupakan bagian dari norma-norma sejarah. 

Agama menurutnya merupakan salah satu norma sejarah, yang pada akhirnya 

mengantarkan manusia pada sebuah kepercayaan. Lahirnya agama-agama didunia 

ini tidak lepas dari horizon sejarah. 
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B. Saran-Saran 

Sebagai akhir dari skripsi ini penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai 

berikut. 

1. Semua agama memiliki pesan-pesan yang sama yakni pesan ilahia jadi 

hendaknya kita sebagai manusia tidaklah mengutuk atas pebedaan yang 

ada. 

2. Penulis juga melihat penomena yang marak terjadi belakangan ini tidak lain 

adalah bentuk pemahaman agama yang keliru dalam menapsirkan teks-teks 

agama untuk perlu kita kembali mengintrofeksi diri dan mempelajari 

kembali teks-teks agama kita masing-masing. 
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