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ABSTRAK 

Nama   : DARWIS 

Nim   : 80100217038 

Kosentrasi : Pemikiran Islam 

Judul : OPOSISI DALAM PANDANGAN ISLAM ( Studi Pemikiran 

Politik Nurcholish Madjid ) 

 

  

Tesis ini membahas tentang Oposisi Dalam Pandangan Islam ( Studi 

Pemikiran Politik Nurcholish Madjid). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

konsep oposisi menurut Nurcholish madjid dalam perspektif Islam serta mengetahu 

peran dan fungsi oposisi di Indonesia. 

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu kajian pustaka (Library Research), 

sumber data ini ada 2 yaitu data primer yang di ambil melalui buku-buku atau tulisan 

karya Cak Nur, sedangkan data sekunder yaitu data atau tulisan yang sedikit 

membahas atau mengulas tentang oposisi dalam Islam yang dianggap relevan dengan 

pembahasan ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan 

atau studi dokumenter, serta wawancara. Pengolahan dan analisis data dilakukan 

dengan menggunakan teknik deskriptif dan menganalisa dengan mencermati setiap 

data dan memverifikasi untuk memperoleh hasil akhir. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Oposisi dalam al Quran memberikan 

isyarat bahwa menghadapi pemimpin yang menyimpang dari kebenaran harus 

diperingatkan dengan cara menyampaikan  dengan etika‚ atau dengan istilah qaulan 

layyinan yaitu tidak dengan kasar apalagi dengan kekerasan. sistem politik disebut 

demokratis jika terdapat wujud dinamika pengawasan dan pengimbangan (check and 

balance). Dengan penegasan tersebut, bagi Cak Nur, tidaklah bisa dibenarkan dalam 

alam demokrasi jika tidak terdapat partai politik oposisi. Partai oposisi yang 

dimaksudkan Cak Nur adalah partai yang menjalankan ide check and balance 

sehingga tidak berarti terus-menerus to oppose, tapi juga to support yang dapat 

dilakukan secara formil maupun nonformil. Aliran opisisi menurut Cak Nur jika 

dilihat dari perspektif Islam di Indonesia yang mayoritas Ahlusnnah yang merupakan 

kelompok ber cirikan sabar namun tetap menyuarakan aspirasi dan krtik terhadap 

penguasa, artinya aliran ini berada diantara aliran sabar dan aliran kapabelitas maka 

aliran ini disebut moderat. Beliau menjelaskan bahwa oposisi adalah suatu kenyataan 

yang tak dapat di elakkan dalam demokrasi, apabila peran oposisi tidak diakui 

keberadaannya, maka dapat mengakibatkan saling curiga satu sama lain sehingga 

beranggapan bahwa  kelompok oposisi hadir sebagai suatu ancaman yang dapat 

merusak tatanan pemerintahan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

 Negara merupakan suatu wilayah yang kekuasaannya baik politik, militer, 

ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah 

tersebut. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan 

memiliki pemerintahan yang berdaulat dan syarat sekundernya adalah mendapat 

pengakuan dari negara lain. sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara 

adalah suatu daerah teritorial yang yang rakyatnya diperintah (governed) oleh 

sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada 

peraturan perundang-undangan melalui kekuasaan yang sah.
1   

Islam merupakan agama yang bersifat universal yang ajarannya harus dapat 

dibuktikan dan dapat diaplikasikan kepada seluruh umat manusia, tidak terbatas 

hanya kaum muslim saja. Begitu juga mengenai persoalan antara Islam dan negara 

yang dalam sejarahnya memang tidak bisa dilepaskan dari wilayah politik, karena 

perjalanan negara sebagai entitas sosial merupakan perjalanan politik.  

                                                           
1
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,  

2008, h. 47 
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Dalam konteks keindonesiaan, Islam dan negara merupakan dua hal yang 

tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan, oleh sebab itu, dalam doktrin  Islam, 

persoalan kekuasaan dan politik tidak terlepas dari pesan-pesan moral agama.
2
 

Pemikiran politik ketatanegaraan Islam pada masa klasik dan pertengahan 

ditandai oleh pandangan yang bersifat khalifah sentris. Kepala negara atau khalifah 

memegang peranan penting dan memiliki negara kekuasaan di kalangan yang sangat 

luas. Rakyat dituntut untuk mematuhi kepala negara bahkan sebagian pemikir 

terkadang sangat berlebihan. Biasanya, mereka mencari dasar pada al-Qur‟an dan 

hadits nabi SAW sebagai legitimasi keistimewaan kepala negara atas rakyatnya. Di 

antaranya QS an-Nisa‟ (4):59 yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, 

Rasul-Nya dan para pemimpin: 

                        .. 

 

Terjemahannya : 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan Ulil 
Amri di antara kamu..” (QS. an-nisa/4: 59) 
 
Selain itu, hadis Nabi saw. juga banyak berbicara tentang kepatuhan kepada 

kepala negra, di antaranya pernyataan Nabi bahwa orang yang keluar dari Jemaah dan 

ketaatan kepada pemimpin, lalu  meninggal dunia, maka ia meninggal dalam keadaan 

jahiliah. Hadis yang berasal dari Abu Hurairah memerintahkan umat Islam 

mendengarkan dan menaati pemimpin setelah Nabi, baik atau buruk “Kalau 

                                                           
2
A.M. Fatwa, Satu Islam Multi Partai Membangun Integritas di Tengah Pluralitas, (Mizan: 

Bandung, 2000, h. 43. 
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pemimpin itu baik, maka kebaikannya untuk ketentraman kalian dan akan mendapat 

pahala. Sebaliknya, kalau pemimpin itu buruk, maka kalian mendapat pahala (dengan 

kesabaran kalian) dan mereka mendapat dosa.” 

Alasan menekankan ketaatan rakyat terhadap kepala negara adalah demi 

menjaga stabilitas politik umat Islam itu sendiri, sehingga keadaan negara benar-

benar aman dan penegakan syariat Islam terlaksana dengan baik. Hal ini membawa 

pengaruh besar terhadap perkembangan politik Islam, terutama sejak dinasti bani 

Abbasiyah berkuasa hingga abad pertengahan terjadi perubahan konsep khalifah 

pasca al-Khulafa al-Rasyidin. 

 Pada masa khalifah yang empat pasca wafatnya Rasulullah, kepala negara 

(Khalifah) hanyalah sebagai khadim al-ummah (pelayan umat) yang lebih 

mengutamakan kepentingan umat Islam dan dipilih tidak berdasarkan garis 

keturunan, setelah itu, Khalifah berubah menjadi Zhill Allah fi al- ardh (bayang-

bayang Allah di muka bumi) dan diangkat secara turun-temurun.
3
 

Perubahan konsep ini bermula dari pernyataan Abu Ja‟far al-Manshur ketika 

berhasil menumbangkan kekhalifahan dinasti bani Umaiyah. Abu Ja‟far al-Manshur 

mengklaim dirinya sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi “Zhill Allah fi al-

Ardh.” Konsekuensi pernyataan ini adalah bahwa kekuasan khalifah berasal dari 

mandat Tuhan, bukan pilihan rakyat. Memang dinasti bani Abbas berdiri melalui 

revolusi di atas sisa-sisa kekuatan bani Umayah. Untuk melegitimasi kekuasaan bani 

                                                           
3
Muhammmad Iqbal dan Amin Husain Nasution, Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik 

Hingga Indonesia Kontemporer, Prenadamedia Group.Jakarta:2010,  h.3 
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Abbas, maka al-Manshur mengembangkan konsep Zhill Allah fi al-Ardh. Oleh 

karenanya, kekuasaannya dipandang suci dan mutlak serta harus dipatuhi oleh umat 

Islam. 

Perubahan ini juga tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh konsep dan praktik 

politik asing. Seperti diketahui, pada masa itu kekuasaan Islam sudah keluar Jazirah 

Arab. Umat Islam mengalami interaksi sosila politik, dan budaya dan masyarakat-

masyarakat non-Arab. Konsep politik di luar Islam ketika itu menjadikan raja, kaisar, 

atau kisra sebagai titisan darah dari Tuhan. Inilah yang diakomodasi oleh penguasa-

penguasa Islam ketika itu yang dimulai oleh Abu Ja‟far al-Manshur dan diberi nuansa 

religius. Ini  pula yang dijustifikasi oleh beberapa pemikir Islam abad klasik dan 

pertengahan.   

Konsep kepatuhan mutlak kepada kepala negara dan menganggap sebagai 

bayang-bayang Tuhan mengakibatkan lemahnya kontrol rakyat terhadap kekuasaan. 

Di kalangan pemikir politik Sunni terdapat pandangan tidak dibenarkannya 

melakukan oposisi terhadap pemerintahan yang berkuasa, apalagi pemberontakan 

meskipun pemerintahannya bersifat korup dan despotic. Pandangan ini didasari oleh 

alasan bahwa menghindari kekacauan yang lebih besar harus lebih diutamakan. 

Melakukan oposisi terhadap pemerintah yang berkuasa dapat membawa kepada 

kekacauan yang lebih besar daripada membiarkannya tetap berkuasa.
4
 

                                                           
4
Muhammmad Iqbal dan Amin Husain Nasution, Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik 

Hingga Indonesia Kontemporer, h.4 
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Karena lemahnya kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa, dalam 

pemikiran politik klasik dan pertengahan tidak terdapat gugatan terhadap bentuk 

pemerintahan kerajaan (dinasti, monarki). Bahkan ada diantara pemikir yang secara 

eksplisit menganggap bahwa kerajaan adalah bentuk pemerintahan yang ideal. 

Sejak beberapa abad yang lalu, pemikiran politik dan filsafat disibukkan oleh 

isu seputar komitmen loyalitas individu terhadap pemerintah dan hukum. Sepanjang 

abad ini banyak upaya yang dilakukan untuk menjawab berbagai pertanyaan seputar 

masalah tersebut. Di antara hasilnya, pemikiran politik pada beberapa masyarakat ada 

yang mampu mencapai sebuah teori tentang politik dan pemerintahan yang mengakui 

hak oposisi politik bagi individu dan masyarakat sesuai dengan dasar serta syarat 

yang ditentukan undang-undang.
5
 

Keputusan menjadi golongan oposisi ini didasari oleh adanya beberapa 

perbedaan pemikiran dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan. Perbedaan 

pemikiran jangan dianggap sesuatu yang negatif yang dapat merusak dan 

menghambat jalannya roda pemerintahan. Namun sebaliknya perbedaan pemikiran 

tersebut akan mengahasilkan banyak alternatif dalam menjalankan roda 

pemerintahan, sehingga tidak terjadi lagi pemaksaan pemikiran yang sudah jelas tidak 

tepat untuk diterapkan.  

Namun demikian menjadi oposisi bukan asal berbeda dan menganggap 

pemerintah secara sinis, lemah dan gagal. Oposisi bukan pula sekadar menentang 

                                                           
5
Neveen Abdul Khalik Mustafah, Oposisi Islam, Yogyakarta: LKis, h. ix 
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suatu kebijakan tanpa alasan dan landasan yang jelas serta tepat, melainkan berdasar 

pada program-program yang telah direncanakan namun tidak terlaksana karena kalah 

dalam pemilihan umum.  

Ide tentang oposisi masih harus di gaungkan serta dikaji lebih dalam, 

mengingat sampai saat ini belum ada konsep oposisi yang benar-benar memenuhi 

sikap oposisi dalam berdemokrasi, oleh karena itu salah satu cendikiawan muslim 

Indonesia yaitu Nurcholish Madjid ( w. 2005 )  menawarkan konsep oposisi yang 

yang ideal dalam bernegara. 

Nurcholish Madjid (akrab dengan panggilan Cak Nur) adalah putera KH. 

Abdul Madjid,
6
 menyatakan bahwa oposisi adalah suatu kenyataan. Jika kelompok 

oposisi ini tidak di akui, yang terjadi adalah mekanisme saling curiga dan melihat 

oposisi sebagai ancaman.
7
 

Menurut Cak Nur partai-partai kecil yang perolehan suaranya tidak terlalu 

signifikan diimbau untuk tidak merengek-rengek mendekati capres-cawapres tertentu 

agar mendapatkan jatah di kabinet. Partai-partai kecil ini lebih baik menjadi oposisi 

agar bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Pandangan ini dikemukakan oleh Cak 

Nur kepada pers, di sela-sela Seminar Nasional Pendidikan di kampus Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI), di Jl Setiabudi Bandung, Senin (31/5/2004). Menurut 

Cak Nur,  pemerintah harus memerlukan pengawasan serta pressure yang lebih keras 

                                                           
6
Marwan Saridjo, Cak Nur: Diantara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia tetap Berjilbab, 

Jakarta: Penamadani, 2005, Cet. II, h. 5. 

7
Nurcholish Madjid, Dialog Keterbukaan, artikulasi nilai Islam dalam wacana social politik 

kontemporer, Jakarta: Paramadina, 1998, h. 7. 
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sehingga arah pemerintahannya bisa lebih baik dan terkontrol. Persoalannya, lembaga 

kontrol yang ada saat itu relatif kurang berjalan baik. Hal ini di sebabkan hampir 

semua partai-prtai besar bergabung bersama pemerintahan sehingga Cak Nur menilai 

ini sebagai ancaman bagi rakyat jika tidak ada lagi partai yang oposisi. Cak Nur 

mencontohkan adanya beberapa parpol yang mendekati dan memberikan dukungan 

partainya kepada capres-cawapres tertentu. Sehingga beliau menyerukan lebih baik 

untuk menjadi oposisi formal.  

Bagi Cak Nur, setiap pengekangan terhadap kebebasan menyatakan pendapat, 

berkumpul dan berserikat adalah pelanggaran yang amat prinsipil terhadap tuntunan 

falsafah kenegaraan Indonesia. Di sinilah kemudian relevansi perlunya oposisi, yaitu 

suatu individu atau kelompok masyarakat yang senantiasa mengawasi dan 

mengimbangi kekuasaan yang ada sehingga terpelihara dari kemungkinanjatuh 

kepada pemerintahan yang tiran.
8
 

Pria yang dilahirkan di sebuah kampung kecil di Desa Mojoanyar, Jombang, 

Jawa Timur, 17 Maret 1939, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1358 H,
9
 

menegaskan oleh karena itu oposisi hendaknya tetap berjalan bersama dengan 

pemerintah, kalau ada kebijakan dari pemerintah yang sekiranya baik untuk 

masyarakat hendaknya tetap di dukung dan apabila ada kebijakan yang bertentangan 

dengan tujuan dari partainya atau terlalu melenceng dari komitmen awal untuk 

                                                           
8
Muhammad Wahyuni Yunus, Cak Nur Sang Guru Bangsa, Jakarta, Buku Kompas, 2014, h. 

341. 

9
Idris Thaha, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. AmienRais, 

Jakarta: Teraju, 2005, h. 68. 
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mensejahterakan rakyat hendaknya sebagai oposisi memberikan pendapat sesuai 

dengan porsinya masing-masing.  

Orang yang pernah mondok di Pondok Pesantren Gontor ini mengaskan 

bahwa oposisi yang hanya sekadar oposisi atau yang disebut oposisionalisme itu 

negatif, karena oposisionalisme di sini hanya sekadar menentang, sangat subyektif, 

bahkan mungkin itikadnya kurang baik, seperti biasa mendaftarkan kesalahan orang 

semata,
10

 sehingga sangat riskan terjadinya ancaman-ancaman terhadap pemerintah 

yang berkuasa. Sedangkan dalam pemerintahan yang sah ada kalanya partai oposisi 

yang menguasi legislatif lebih banyak dibandingkan partai pemerintah.Tentu ini akan 

menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pemerintah untuk melaksanakan kinerjanya 

sebagai kepala pemerintah apabila bertentangan dengan partai oposisi yang berada di 

lembaga legislatif. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akhirnya tertarik untuk meneliti 

secara lebih jauh tentang permasalahan yang berkaitan dengan oposisi dalam 

pandangan Islam (Studi Pemikiran Politik Nurcholish Madjid) 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep oposisi dalam perspektif Islam? 

2. Bagaimana konsep oposisi menurut pemikiran Nurcholish Madjid? 

                                                           
10

Nurcholish Madjid,  Dialog Keterbukaan, artikulasi nilai Islam dalam wacana social politik 

kontemporer, Jakarta: Paramadina, 1998, h. 7 
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3. Bagaimana kedudukan dan peran oposisi terhadap pemerintahan di Indonesia 

manurut pemikiran Nurcholish Madjid? 

C. Pengertian Judul 

Tesis ini berjudul “Oposisi dalam pandangan Islam; Studi pemikiran Politik 

Nurcholish Madjid.” Untuk tidak menimbulkan pemahaman yang keliru terhadap 

judul Tesis ini, maka perlu dilakukan pengertian kata-kata penting yang dilakukan 

dalam penelitian ini yaitu oposisi, Islam dan politik. 

1. Oposisi 

Oposisi adalah sebuah fenomena yang terjadi dalam berbagai bidang. Oposisi 

dalam makna umum kerap diartikan sebagai “berseberangan” atau “sesuatu yang 

memiliki posisi yang tidak sama pada sesuatu yang lain”. Oposisi juga diartikan 

sebagai lawan atau perlawanan terhadap sesuatu . Dalam konteks politik, sebagian 

kalangan mengartikan oposisi sebagai bentuk informal dari ketidak bersetujuan atau 

kontestasi di antara lembaga-lembaga pemangku kekuasaan, sementara oposisi politik 

adalah bentuk kontestasi yang terkait atau dijamin dalam konstitusi . Tentu saja masih 

banyak definisi oposisi dan secara literal tidaklah sama. Namun, esensi yang selalu 

ada dalam makna oposisi adalah terkait dengan sekelompok orang yang berada di luar 

pemerintahan yang secara legal memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan 

melakukan aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk melakukan kritik dan kontrol atas 
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sikap, pandangan, ataupun kebijakan pemerintah berdasarkan pada perspektif 

ideologis, kenyataan empiris, atau kepentingan tertentu.
11

 

Oposisi dalam konteks kehidupan demokrasi menurut Dahl adalah bagian 

yang tidak terpisahkan dan menjadi salah satu fondasi, selain partisipasi, dari yang 

disebutnya sebagai polyarchy (poliarki) atau sebentuk pemerintahan yang 

bernuansakan demokrasi. Dalam konteks politik, khususnya dalam kehidupan 

demokrasi, terdapat beberapa fungsi utama oposisi. Pertama, sebagai penyeimbang 

kekuasaan. Makna penyeimbang secara substansi dapat berarti adanya kekuatan di 

luar pemerintah yang memberikan alternatif pikiran atau sikap dan menyebabkan 

keseimbangan agar pemerintah tidak terlalu jauh dari kepentingan mayoritas rakyat. 

Makna utama penyeimbang ini mengingat ada kalanya pemerintah yang terpilih 

secara demokratis akhirnya menjadi pemerintahan yang melawan kehendak rakyat. 

Oleh karena itu, jelas bahwa penguatan oposisi terkait dengan upaya 

menegakkan kebijakan  yang sejalan dengan kepentingan rakyat dan menghindari 

terjadinya oligarki. Oposisi bukanlah sekadar sikap anti-pemerintah atau asal berbeda, 

melainkan sebuah eksistensi yang memberikan kritik dan tawaran alternatif kebijakan 

dan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan. Oposisi adalah “pemihakan rasional” 

sebagai konsekuensi dari pelembagaan kontrol atas kekuasaan.  

 

 

                                                           
11

Firman Noor, oposisi dalam kehidupan demokrasi:Arti penting keberadaan oposisi sebagai 

Bagian penguatan demokrasi di Indonesia, Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1), Juni 2016, h. 5, 

https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.358, diakses pada tanggal 03 November 2020 

https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.358
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2. Islam 

Islam adalah agama monoteistik yang disebarkan oleh nabi Muhammad SAW, 

Alquran dan Sunah merupakan sumber atau pedoman bagi umat untuk melakukan 

hubungan-hubungan sosial dan politik. Sehingga, umat Islam (juga non Islam) pada 

umumnya mempercayai watak holistik Islam sebagai instrument ilahiah untuk 

memahami dunia. Islam seringkali dipandang lebih dari sekedar agama, untuk itu 

pandangan tersebut menyatakan bahwa Islam tidak mengakui tembok pemisah antara 

yang spiritual dan yang temporal, melainkan mengatur semua aspek kehidupan. Bagi 

Hassan Hanafi, bahwa term Islam yang umum harus dimaknai sebagai sebuah agama 

tertentu. Menurutnya, term ini sebaiknya diganti dengan term pembebasan (taharrur) 

sebagaimana disimbolkan dalam syahadat. Menurutnya lagi, Islam berarti 

pembebasan kesadaran manusia dari kekuatan-kekuatan tiran. Islam memang juga 

bermakna penyerahan, tetapi makna tersebut telah dimanipulasi oleh kaum elit 

menjadi penyerahan kepada penguasa sebagai implementasi dari penyerahan kepada 

Tuhan. Karena itu, Hanafi lebih menekankan pada makna lain dari kata Islam, yakni 

protes, oposisi, dan revolusi.
12

 

3. Politik 

Kata politik sebenarnya berasal dari kata Yunani, yaitu Polis yang berarti kota 

yang berdaulat, seperti Athena, Sparta, dan Korihthus sebagai lawan daerah yang 
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Karim.(2013). Aktivisme Islam dan Demokratisasi di Sulawesi Selatan: Studi atas 

Pemikiran Islamisme Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hizbu Tahrir Indonesia (HTI).Diskursus 

Islam 1, no. 1: h. 13. https://doi.org/10.24252/jdi.v1i1.6587. Diakses 18 April 2021. 

https://doi.org/10.24252/jdi.v1i1.6587
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takluk dan wajib membayar pajak kepadanya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan 

politik yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Kata politik itu terambil dari 

kata Latin politikus dan bahasa Yunani (Greek) politikos yang berarti relating to 

citizen, yang kesemua itu merujuk pada kata Polis.
13

 

Secara terminologis, kata politik pertama kali dikenal dari buku Plato yang 

berjudul Politeia, yang dikenal juga dengan Republik. Berikutnya muncul karya 

Aristoteles yang berjudul politia. Kedua karya itu dipandang sebagai pangkal 

pemikiran yang berkembang kemudian. Dari karya tersebut dapat diketahui bahwa 

istilah politik merupakan kata yang dipergunakan untuk konsep pengaturan 

masyarakat, sebab yang dibahas dalam kedua buku itu merupakan soal-soal yang 

berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah 

masyarakat politik atau negara yang paling baik.
14

 

Politik menurut para filosof Yunani, khususnya Aristoteles, adalah segala 

sesuatu yang sifatnya dapat merealisasikan kebaikan di tengah masyarakat. Ia 

meliputi semua urusan yang ada dalam masyarakat. Pembatasan ini mengkategorikan 

politik sebagai bagian dari akhlak atau moral. Meski Aristoteles menekankan politik 

pada persoalan moral, tetapi bukan berarti mengabaikan pentingnya struktur-struktur 

politik. Kedua, perspektif yang melihat bahwa politik adalah aktivitas-aktivitas yang 
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Abdul Mun‟im Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur‟an, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, h.. 34. 

14
Jeje Abdul Rojak, Politik Kenegaraan: Pemikiran-Pemikiran al Ghazali Dan Ibnu 

Taimiyyah, Surabaya: Bina Ilmu, 1999, h. 40 
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secara prinsip afiliasinya terbatas pada negara. Ketiga, mengaitkan politik dengan 

konotasi kekuatan (power). Konsep ini sama sekali terlepas dari muatan akhlak.
15

 

D. Kajian Pustaka 

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian 

atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada 

sebelumnya. Selain itu telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka 

mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan 

dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.  

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “oposisi dalam pandangan Islam 

(Studi Pemikiran Politik Nurcholish Madjid)”, penulis akan menelaah beberapa 

penelitian untuk dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini. Sehingga akan 

terlihat letak perbedaan antara tesis ini dengan penelitian atau karya tulis yang ada. 

Berikut ini adalah beberapa studi/tulisan yang membahas seputar pemikiran 

sosial politik Nurcholish Madjid. Diantaranya, adalah Agama dan Negara, Analisis 

Kritis pemikiran politik Nurcholish Madjid, di tulis oleh Muhammad Hari Zamharir 

tahun 2004, dikaji perihal Islam dan politik, hubungan historis pergerakan Islam 

Indonesia dengan Nasionalisme, dan implikasi pemikiran politik Nurcholish Madjid 

terhadap budaya politik “golongan” Islam.
16
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Ustman Abdul Mu‟iz Ruslan, Tarbiyah Siyasah: Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin, 

terj. Salafudin Abu Sayyid & Hawin Murtadlo, Solo: Era Intermedia, 2000, h. 68-69. 

16
Muhammad Hari Zamharir, Agama dan Negara, Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis 

Madjid, Jakarta: Murai Kencana, 2004, h. 48. 
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Kemudian buku yang berjudul : Cak Nur sang guru bangsa, buku yang ditulis 

oleh Muhammad Wahyuni Nafis membahas tentang biografi pemikiran Cak Nur 

tentang empat strategi pemikiran Cak Nur yaitu integrasi islam dan kemanusiaan, 

integrasi Islam dan kemodernan, Integrasi Islam dan politik, serta Integrasi Islam dan 

keindonesiaan. Buku ini juga menautkan trilogi pemikiran Cak Nur yaitu Tauhid, 

Pluralisme dan Indonesia sebagai modern Nation State.  

Sebagai pembanding, penulis mencoba mengkomparasikan dengan buku yang 

berjudul Oposisi Islam yang ditulis oleh Dr. Neveen Abdul Khalik Musthafa.
17

 

Dalam buku ini, Dr. Neveen memberikan penjelasan bagaimana oposisi itu lahir dan 

latar belakangnya serta berbagai macam aliran oposisi yang tentunya ini sangat 

menarik apabila kita menganalisis pemikiran Nurcholish Madjid dengan aliran 

oposisi yang telah di jelaskan oleh Dr. Neveen. Aliran manakah yang sekiranya 

sesuai dengan pemikiran Nurcholish Madjid menurut analisis penulis yang nantinya 

akan di jabarkan dalam bab III. 

Selain buku di atas terdapat juga beberapa jurnal atau karya tulis ilmiah 

lainnya yang  bisa menjadi refrensi dalam penulisan tesis ini, di antaranya jurnal 

dengan judul Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan 

Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia, yang ditulis oleh 

Firman Noor, tahun 2016. Jurnal ini membahas beberapa persoalan yang berkaitan 

dengan hakikat oposisi dalam kehidupan demokrasi, oposisi dalam realitas politik di 
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Neveen Abdul Khalik, Oposisi Islam, Yogyakarta: Lkis, 2012, h. 231. 
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Indonesia dan mengapa hal itu menjadi penting untuk penguatan demokrasi, serta 

beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk menumbuhkan oposisi dalam 

kehidupan politik bangsa. Dalam pembahasannya memperlihatkan keterkaitan yang 

erat antara demokrasi dan oposisi. Oposisi, sebagaimana yang dimaksudkan, 

bukanlah sekadar sikap asal berbeda atau melawan kebijakan pemerintah, melainkan 

kelompok di luar pemerintah yang mampu melakukan kontrol dengan tegas dan 

memberikan alternatif kebijakan yang ideal. 

Kemudian jurnal dengan judul Oposisi dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi 

Indonesia, ditulis oleh Munadi tahun 2019. Jurnal ini memberikan gambaran dan 

gagasan tentang politik demokrasi, ini berperanan penting, yaitu peran oposisi 

sebagai pemegang kekuasaan. Demokrasi oposisi dapat memainkan perannya untuk 

mengkritisi keputusan dan kebijakan pemerintah, sehingga demokrasi oposisi berbeda 

pendapat dengan pemerintah. Untuk mengajukan alternatif kebijakan bahkan sampai 

pada upaya mengganti pemerintahan ini adalah bisa saja wilayah oposisi. 

Dari apa yang telah  dipaparkan, belum ada satu karya pun yang membahas 

tentang konsep oposisi menurut pemikir muslim (membedah pemikiran Nurcholish 

Madjid). Karena penulis disini akan mencoba menganalisa pemikiran Cak Nur 

tentang konsep oposisi dengan sudut pandang sejarah oposisi dalam Islam yang 

terbagi menjadi beberapa aliran, sehingga akan diketahui pemikiran Nurcholish 

Madjid terletak dalam aliran yang mana.  

Maka dengan tetap merujuk dari beberapa studi literatur yang telah ada di 

atas, maka penting sekali membahas tentang pemikiran politik Nurcholish Madjid, 
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tokoh yang dijuluki sebagai “lokomotif” gerbong pembaruan pemikiran Islam di 

tanah air oleh majalah tempo. Cak Nur, begitu ia biasa dipanggil, tidak pernah 

ketinggalan untuk mengemukakan gagasan menarik dalam berbagai bidang, termasuk 

yang terpenting kaitannya dengan penelitian ini, adalah perihal tentang oposisi dalam 

pemerintahan yang sah. 

E. Kerangka Teoritis 

 Dalam perspektif Syafi‟i Anwar, kalau diamati dengan seksama pemikiran 

Nurcholish pada dasarnya merupakan dialektika tiga ide dalam kesatuan, yakni 

keislaman, kemodernan dan keindonesiaan. Dialektika dan kesatuan ketiga ide besar 

itu melahirkan ide-ide pendukung yang berfungsi memperkuat konstruksi seluruh 

bangunan ide yakni neomodernisme, integrasi dan pembangunan. Adapun yang 

mempersatukan keseluruhan konstruksi bangunan ide adalah teologi inklusif. 

Sebagai sebuah alat untuk memahami kehidupan, Islam sering dianggap 

sebagai sesuatu yang lebih dari pada sekedar sebuah agama. Ada yang melihatnya 

sebagai suatu “masyarakat sipil”. Ada juga yang menilainya sebagai suatu sistem 

“peradaban yang menyeluruh”. Bahkan ada pula yang mempercayainya sebagai suatu 

“agama dan Negara”. Apa yang ada dibalik rumusan-rumusan itu , pada dasarnya 

adalah pandangan umum bahwa Islam itu lebih dari sekedar sistem ritus dan atau 

ideologi . Lebih khusus lagi, Islam tidak mengenal dinding pemisah antara yang 
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bersifat spiritual dan temporal. Sebaliknya, Islam memberikan panduan (etis) bagi 

setiap aspek kehidupan.
18

 

Pandangan ini telah mendorong sejumlah pemeluknya untuk percaya bahwa 

Islam mencakup cara hidup yang total penumbuhannya dinyatakan dalam syari‟ah 

(Hukum Islam). Bahkan sebagian kalangan Islam melangkah lebih jauh dari itu, 

mereka menekankan bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang 

menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Tak diragukan lagi, 

mereka percaya akan sifat Islam yang sempurna dan menyeluruh sehingga menurut 

mereka, Islam meliputi tiga “D” yang terkenal itu (Din, Agama, Dunya: Dunia, 

Dawlah, Negara). 

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi dan membentuk hasil pemahaman 

umat Islam terhadap syari‟ah. Situasi sosiologis, kultural, dan intelektual, atau apa 

yang disebut Arkoun sebagai “estetika penerimaan” (aesthetics of reception), sangat 

berpengaruh dalam menentukan bentuk dan isi pemahaman.
19

 

Namun demikian harus dipahami bahwa kekuasaan tertinggi dalam hukum 

adalah milik Allah SWT, yang perwujudannya di alam nyata adalah AlQur‟an. 

Karena itu pemutus tertinggi dalam lingkungan masyarakat muslim adalah Al-
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Bahtiar Effendy, RePolitisasi Islam; Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik,  Bandung, 

Mizan,  2000. h. 8.  
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Karim.(2013). Aktivisme Islam dan Demokratisasi di Sulawesi Selatan: Studi atas 

Pemikiran Islamisme Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hizbu Tahrir Indonesia (HTI).Diskursus 
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Qur‟an. Kekuasaan tertinggi dalam demokrasi adalah milik rakyat. Karena itu 

eksistensi pemerintahan dalam masyarakat Islam memerlukan pengakuan rakyat. 

Salah satu pemikiran Cak Nur adalah menyoroti tentang persoalan 

demokratisasi di Indonesia. Demokrasi yang dimaksudkan adalah jika ia membuka 

dinamika pengawasan dan pengimbangan (check and balance) masyarakat. 

Demokrasi yang dirumuskan “sekali untuk selamanya” sehingga tidak memberi ruang 

bagi adanya perkembangan dan perubahan sesungguhnya bukan demokrasi, 

melainkan kediktatoran. Dalam alur demokrasi yang disampaikan Cak Nur terasa 

perlunya partisipasi politik yang luas dan otonom dari masyarakat.
20

 

Pada dasarnya orang tidak bisa mengembangkan demokrasi, kalau tidak 

terbiasa berpikir alternatif, karena itu akan berkaitan dengan kesediaan untuk berbeda 

pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, dan menyatakan pikiran. Untuk itu 

salah satu lembaga yang diperlukan adalah lembaga oposisi yang sebetulnya hanyalah 

kelembagaan dari suatu kecenderungan yang selalu ada dalam  masyarakat, yaitu 

adanya sekelompok orang yang tidak setuju kepada hal yang sudah mapan.
21

 

Ditambahkan oleh Cak Nur oposisi itu juga bersifat kekeluargaan, tetapi tidak 

berarti dalam keluarga itu tidak saling mengingatkan, karena ingat mengingatkan 
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Edy A. Effendi, Dialog dan wacana keterbukaan, pengantar dalam Nurcholish Madjid, 

Dialog Keterbukaan; Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer, Jakarta: 

Paramadina, Cet. ke-1, 1998, h. xvi. 
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Kontemporer, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1998, h.72. 
 



19 

 

adalah bentuk sederhana dari check and balance. Sehingga oposisi tidak bertentangan 

dengan asas musyawarah-mufakat.
22

  

Prinsip musyawarah tidak akan berjalan produktif tanpa adanya kebebasan 

menyatakan pendapat, yang dalam tatanan modern kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara dilembagakan antara lain dalam kebebasan akademik dan kebebasan pers, 

tapi prinsip musyawarah itu juga akan di rusak oleh sikap-sikap absolut dan 

keinginan mendominasi wacana karena tidak adanya perasaan cukup rendah hati 

untuk melihat kemungkinan orang lain berada di pihak yang lebih baik atau lebih 

benar. Musyawarah yang benar adalah musyawarah yang terjadi atas dasar kebebasan 

dan tanggung jawab kemanusiaan, dasar tatanan masyarakat dan negara demokratis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

Nurcholish Madjid, Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik 
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F. Metodologi Penelitian 

Ada beberapa hal yang terkait dengan metode yang digunakan dalam 

penelitian tesis ini, yakni:  

1. Jenis Penelitian  

Melihat data yang diambil dalam tesis ini, maka penelitian tesis ini termasuk 

jenis penelitian kualitatif. Tesis ini menyajikan tahapan penelitian dengan identifikasi 

masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian. Identifikasi masalah menyangkut 

spesifikasi isu dan gejala yang hendak dipelajari, di tambah dengan tahap melakukan 

pembahasan atau penelusuran kepustakaan (literature review).
23

 Jenis data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, maka penelitian ini juga termasuk 

jenis penelitian deskriptif, yaitu pemaparan data-data dalam satu variabel. Data-data 

yang telah diperoleh tersebut, selanjutnya dianalis dengan menggunakan metode 

penelitian pandangan filosofis.
24

   

2. Jenis dan Sumber Data  

Ada dua jenis dan sumber yang dijadikan sebagai bahan pegambilan data 

penelitian ini, yaitu: 

a. Sumber primer. Diambil dari buku-buku karya Nuscholish Madjid serta yang 

membahas tentang sosok Cak Nur dan pemikirannya, diantaranya : 
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J.R Raco, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Grasindo, 2002, h. 18. 
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1) Dialog Keterbukaan (artikulasi nilai Islam dalam wacana sosial politik 

kontemporer). 

2) Cita-cita Politik Islam 

3) Cak Nur Sang Guru Bangsa 

b. Sumber Sekunder. yakni data atau tulisan lain yang sedikit membahas atau 

mengulas tentang Oposisi dalam islam yang dianggap relevan oleh penulis 

dengan judul ini. Salah satunya  buku Oposisi Islam karya Dr. Neveen Abdullah 

Malik Musthafa dari Turki sebagai pembanding.  

Sedangkan untuk sumber lainnya adalah penjelasan dan juga penafsiran 

terhadap karya Nurcholish Madjid yang terkait dengan objek penelitian, serta 

referensi-referensi pendukung lainnya. Kedua jenis data tersebut diambil langsung 

daribuku-buku yang terkait dengan objek penelitian.  

Selain sumber yang bersifat literal, penulis juga menggunakan teknik 

pengambilan data yang lain, baik itu berupa wawancara ataupun berdiskusi dengan 

tokoh-tokoh yang dianggap mempunyai kapasitas pemikiran mengenai judul 

penelitian ini. Penulis juga akan berusaha mengikuti berbagai forum kajian ilmiah 

yang membahas atau berkaitan dengan penelitian sejauh kemampuan penulis. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk jenis penelitian normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau 

studi dokumenter, yakni dengan menelusuri bahan pustaka yang terkait dengan peran  

oposisi dan korelasinya terhadap peningkatan mutu kinerja pemerintah, baik itu dari 
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pemikiran Nurcholish Madjid maupun dari pemikiran Islam yang terkait dengan 

objek masalah yang dikaji dalam tesis ini.  

4. Teknik Pengolahan Data  

Adapun teknik pengolahan data dalam tesis ini dengan menggunakan teknik 

deskriptif, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul, maka langkah selanjutnya 

adalah memaparkan data tersebut secara lengkap, urut, dan teratur, dan setelah itu 

dilakukan analisis dengan mencermati setiap pembahasan tema yang digarap.  

5. Teknik Penulisan  

Teknik penulisan dalam tesis ini mengacu pada buku-buku pedoman 

penulisan skripsi, tesis, dan disertasi di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.  

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian disesuaikan pada perumusan masalah di atas 

adalah: 

a. Tujuan Teoritis 

1. Untuk mengetahui konsep oposisi menurut pemikiran Nurcholish Madjid 

dalam prespektif Islam 

2. Untuk mengetahui kedudukan dan peran oposisi terhadap pemerintah di 

Indonesia menurut pemikiran Nurcholish Madjid. 

b. Tujuan Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru terkait oposisi 

sehingga kita dapat memberikan tawaran kebijakan, bukan sekadar ber 

oposisi. 
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2. Dengan memahami penelitian ini diharapkan kita bisa menjadi pengontrol 

terhadap kinerja pemerintah. 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan 

dalam kajian ilmiah, antara lain: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan khazanah 

keilmuwan di bidang pemikiran politik Islam tentang bagaimana peran oposisi 

terhadap peningkatan mutu kinerja pemerintahan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemecahan masalah bagi 

kalangan akademisi khususnya di bidang politik agar dapat menjawab 

permasalahan-permasalahan hukum terutama seputar oposisi politik dalam segala 

bentuknya.  
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BAB II 

OPOSISI DALAM ISLAM 

 

A. Pengertian Oposisi 

Dalam bahasa Indonesia kata oposisi berarti penentangan dan perlawanan, 

jika dikaitkan dengan politik; partai penentang. Istilah oposisi dalam bahasa Arab 

disebut dengan “Mu`aradhah”, berasal dari “`Aradha Yu`aridhu”.
25

 Oposisi  

(mu‟aradhah) berarti “berlawanan” lahirnya kata oposisi ini dan tumbuh pertama 

kali, ketika dalam parlemen terdapat dua pihak yang saling berhadapan. Partai yang 

menang dalam pemilu bertindak sebagai pemegang kekuasaan, sebaliknya partai yang 

kalah bertindak sebagai oposisi, di luar kekuasaan bertugas mengontrol kekuasaan 

dan memberi alternatif kebijakan kepada mereka yang berkuasa sehingga rakyat 

mempunyai pilihan kebijakan.   

Oposisi bisa berupa kata-kata, tindakan, dan bentuk masukan lainnya yang 

meluruskan dan mendorong segala sesuatu yang berada di jalan yang sesuai. 

Mengkritisi dan mengawal arah kebijakan pemerintah agar berjalan pada rel yang 

sesuai dengan undang-undang adalah merupakan hakikat oposisi sebenarnya. Elite - 

elite politik sekarang ini sering disalahartikan sehingga mereka maknai oposisi 
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sebagai sikap untuk menentang atau menjegal kebijakan pemerintah. Menurut 

pengamat politik Universitas Airlangga, Hariyadi, ini adalah pengertian yang keliru.
26

 

Kata mu‟aradhah (oposisi), makna pusatnya adalah muqabalah ( 

mempertemukan, membandingkan), tafnid ( penyangkalan, pembantahan), al-ityan 

bil mukhalif ( mendatangkan sesuatu yang bertentangan), naqd (kritik) dan rafd 

(menolak). Kata mu‟aradhah (oposisi) terdapat sejumlah perbedaan pada makna 

referensialnya sesuai dengan perbedaan lingkungan, bahkan sesuai perbedaan waktu , 

kata mu‟aradhah sama dan sebanding dengan kata aduw (musuh), arti referensial kata 

oposisi akibat beberapa eksperimen historis juga kadang berkaitan dengan makna al 

khianat ( penghianat ) sehingga oposisi sama dengan khianat.
27

 

Faktor waktu juga memainkan peran dalam perbedaan arti referensial sebuah 

kata, bahkan pada satu lingkungan yang sama. Pada masyarakat Barat ‟oposisi‟ 

dilihat sebagai racun atau penyakit yang mengancam sistem republik. Ini adalah 

persepsi yang menunjukkan rasa takut dan khawatir dari keretakan dan perpecahan 

yang mungkin timbul akibat di biarkannya kebebasan beroposisi. Pandangan yang 

disertai dengan pengalaman historis tertentu ini berbeda dari pandangan masyarakat 

yang sama (masyarakat Barat) perihal oposisi pada zaman modern yang mana oposisi 

berkaitan dengan manajemen konflik politik dalam masyarakat atas dasar toleransi 

dan memberi kesempatan pada satu atau beberapa partai oposisi untuk bersaing 
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secara damai dengan partai-partai pemerintah dalam pemungutan suara di pemilu dan 

parlemen. Bahkan, eksistensi partai oposisi bagi mereka menjadi bukti istimewa atas 

demokrasi itu sendiri.
28

 

B. Oposisi Perspektif al Quran dan Hadis 

Al-Qur‟an tidak membicarakan oposisi secara langsung, karena tidak dijumpai 

satu lafaz yang menunjukkan makna tersebut. Namun secara topik atau permasalahan 

yang berhubungan dengan makna oposisi dapat dijumpai dalam beberapa ayat Al-

Qur‟an selain ayat-ayat tentang amar ma‟rūf dan nahi munkar, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Q.S. Thāhā (20):43-44 

ۥ طَغَٰ  ُّ نَ إَُِّ ۡٔ بَآ إلََِٰ فرِعَۡ َْ وۡ يََۡشََٰ   ٱذۡ
َ
رُ أ ۥ يَتَذَنَّ ُّ ا ىَّعَيَّ اِ ِ ّ

لَا لَّّ ۡٔ   فَلُٔلََ لََُۥ كَ

Terjemahan :  

Pergilah kamu berdua kepada Fir´aun, sesungguhnya dia telah melampaui 
batas.  maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang 
lemah lembut, mudah - mudahan ia ingat atau takut".( QS Thaha;43-44). 

Ayat di atas merupakan perintah kepada Nabi Musa a.s. dan Nabi Harun a.s. 

untuk memberikan peringatan kepada Fir‟aun dikarenakan dia telah melampaui batas 

dalam berbagai bentuk kejahatan dan puncaknya mengakui dirinya sebagai ‚tuhan‛, 

sebagaimana yang dikatakan di hadapan kaumnya (Q.S. al-Nāzi‟āt;24.) “sayalah 

tuhan kalian yang paling agung” Tujuan Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan 

untuk menyampaikan kebenaran, dan cara menyampaikannya pun harus dengan 
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lemah lembut, dengan harapan dia kembali sadar dan takut. Abū Ḥayyān al-

Andalūsīy menjelaskan kata ‚yatazakkar au yakhsyā‛ menunjukkan bahwa Fir‟aun 

tidaklah ragu tentang Allah, hanya karena keangkuhan dan kesombongannya 

sehingga dia berani mengaku ‚tuhan‛ dan berbuat kezaliman.
29

 

Ayat ini memberikan isyarat bahwa menghadapi pemimpin yang 

menyimpang dari kebenaran harus diperingatkan dan cara menyampaikan harus 

dengan etika. Dalam ayat ini diistilahkan dengan ‚qaulan layyinan‛ yaitu tidak 

dengan kasar apalagi dengan kekerasan.  

Selain itu, Al-Qur‟an juga telah memaparkan bagaimana akibat apabila 

rakyat atau masyarakat bawah taat kepada pemimpin tanpa memperdulikan apakah 

sesuai dengan aturan atau ketataatan kepada kebenaran. Di samping itu, Al-Qur‟an 

memaparkan contoh pemimpin yang bersifat otoriter yang tidak mau menerima 

nasehat atau saran apalagi kritikan; seperti fir‟aun yang pada puncak keotoriterannya 

telah menganggap dirinya sebagai ‚tuhan‛. Sekalipun karakter Fir‟aun demikian, 

AlQur‟an tetap memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk mengatakan yang 

benar kepadanya; dengan penuh etika; yaitu tidak dengan kasar dan kekerasan. 

Idealnya cara beroposisi yang dinampakkan Oleh Nabi Musa dan Nabi Harun inilah 

yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk beroposisi
30
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2. Q.S. al-Nisā (4):59 

ۖۡ فإَنِ  ًۡ ٌِِكُ مۡرِ 
َ
وْلِِ ٱلۡۡ

ُ
ْ ٱلرَّسُٔلَ وَأ أ طِيعُ

َ
َ وَأ ْ ٱللََّّ أ طِيعُ

َ
ْ أ ٔٓا ُِ ٌَ ََ ءَا ِي ا ٱلََّّ َٓ يُّ

َ
أ يََٰٓ

ًۡ فِ  ٔۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۚ  تنََزٰعَۡتُ ِ وَٱلَّۡ ُِٔنَ بٱِللََّّ ٌِ ًۡ تؤُۡ ِ وَٱلرَّسُٔلِ إنِ نُِتُ ءٖ فَرُدُّوهُ إلََِ ٱللََّّ شََۡ
ويِلً 

ۡ
َُ تأَ حۡسَ

َ
 ذَلٰمَِ خَيۡۡٞ وَأ

Terjemahannya: 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatny. 

Ayat di atas menyerukan kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada 

Allah, taat kepada rasulnya, dan ulil amri. Ulama tafsir antara lain al-Biqā‟iy 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ūlil amri adalah al-hukkām (pemerintah) 

dan ulama, merekalah yang mempunyai hak untuk ditaati dengan syarat selama 

mereka mengikuti/taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Keharusan taat kepada mereka 

setelah pada ayat sebelumnya diperintahkan untuk berlaku adil dan menunaikan 

amanah karena hal tersebut merupakan sendi tegaknya suatu umat, di mana antara 

para pemimpin dan rakyatnya ada saling kontrol atau menasehati demi membangun 

saling keterpercayaan.
31

 

Keharusan taat kepada pemerintah dengan syarat tersebut di atas bermakna 

bahwa rakyat harus mengontrol segala kebijakan bahkan prilaku mereka apakah 

sesuai dengan Al-Qur‟an dan sunnah Nabi saw. (undang-undang atau aturan-aturan), 
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apabila terdapat penyimpangan maka rakyat tidak wajib untuk taat dan ini termasuk 

dari makna oposisi. 

3. Q.S. al-Aḥzāb (33):67-68 

 ٓ ا َِآ إنَِّ أْ رَبَّ ُ بيِلَا  وَكاَل ضَئُُّاَ ٱلسَّ
َ
اءَُٓاَ فأَ َِا وَكُبَََ َِا سَادَتَ طَعۡ

َ
ََ  أ ٌِ ًۡ ضِعۡفَيِۡۡ  ِٓ ِ َِآ ءَات رَبَّ

ا ا نَبيِۡا اِ ًۡ ىَعۡ ُٓ ِۡ ٱىۡعَذَابِ وَٱىۡعَ

Terjemahannya: 

Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati 
pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar   kami, lalu mereka menyesatkan 
kami dari jalan (yang benar).  Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka 
azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar" (Q.S. al-
Aḥzāb (33):67-68) 
 
Ayat di atas adalah celaan terhadap orang-orang yang taat kepada para 

pemimpin tanpa mempertimbangkan petunjuk yang ada pada mereka. Walaupun ayat 

tersebut berhubungan dengan ketaatan orang-orang yang lemah kepada pemimpin 

mereka untuk kafir, syirik, dan melakukan perbuatan jahat, tetapi subtansi ayat di atas 

adalah larangan untuk taat tanpa memperhatikan petunjuk yang benar dan mengikuti 

kebijakan para pemimpin sekalipun itu bertentangan dengan aturan yang berlaku.
32

 

Dalam Islam, fungsi atau peran yang diemban oleh oposisi tersebut sebagai 

amar ma‟ruf dan nahi munkar yang merupakan kewajiban agama. Karena melaui 

peran ini akan bisa terwujud suatu masyarakat yang kuat, bersatu, penuh kedamaian, 

aman dan sejahtera yang dilandasi dengan iman kepada-Nya. Peran ini yang 
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menjadikan umat Islam sebagai umat yang terbaik sebagaimana yang ditegaskan oleh 

Allah swt. dalam firman-Nya (lihat Q.S. Āli „Imrān (3):110). 

Ajaran Islam meletakkan suatu landasan dari makna oposisi itu adalah 

memperbaiki yang batil, meluruskan perilaku yang keluar dari norma agama, 

menyanggah yang tidak benar serta mengajak kepada kebaikan dalam bentuk 

taushiyah. Prinsip dari makna oposisi ini menjadi sandaran dari khairu ummah yang 

dimulai dengan amar ma„ruf dan nahi munkar. 

Memposisikan diri kita sebagai orang yang menyampaikan kebaikan dan 

mengajak untuk melakukannya serta mencegah keburukan merupakan suatu bentuk 

perbuatan yang tidak semua orang mampu melakukannya secara individual, tapi 

memungkinkan untuk dilakukan secara kolektif. Aktivitas tersebut bagian dari 

hakikat oposisi dalam kehidupan kita secara umum, sebab saat kita meluruskan suatu 

keburukan atau menyampaikan suatu arahan kebaikan tentu akan mendapatkan 

tantangan dan bahkan sampai berhadapan dengan perlawanan. Konotasi oposisi 

dalam bentuk seperti ini terdapat dalam sebuah riwayat dari Abu Zar al-Gifari. 
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 ُّ بِِ ذَر ّ رضََِِ الُلَّ عَِْ
َ
َْ أ ْٔلُ اللَّ صَو اللَّ عَييِّْ وسََيًّ :كَوَ  -عَ كُوِ  -كَوَ لَِ رسَُ

ْٔ كََنَ مُر   َ االَْْقُّ وَل  
Artinya: 

“Dari Abu Zar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku: 
“Katakanlah kebenaran dan walaupun hal itu pahit”.

33
 

 

Hakikat oposisi dalam realitanya adalah sebuah jihad, di mana tidak setiap 

orang mampu melakukannya, sebab konsekuensinya dapat bersifat fatal, sehingga 

Rasulullah SAW menyampaikan hal sebagai sebuah amaliyah jihadiyah. 

 

فضَْوُ  -كال رسٔل اللَّ صو اللَّ عييّ وسيً –عَ ابِ سعيد الُخدْ ريِِّ كال 
َ
أ

ٌِيۡ جَا ءِ ر
َ
ةُ عَضْو  عِِدَْ سُيطَْان  جَاءِ ر  اوَْ أ ٍَ ِ ادِ كََ َٓ  الِْْ

 
Artinya :  

“Dari Abu Sa„id al-Khudry berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Seutama 
utama jihad adalah perkataan yang benar kepada pemimpin yang zhalim”.

34
 

 

Dapat juga diperhatikan bagaimana Abu Bakar Al-Shiddiq sebagai pemerintah 

pertama sepeninggal Rasulullah SAW, menjadi seorang tokoh pelopor gerakan 

oposisi rakyat terhadap pemerintah dalam mengawasi roda pemerintahan, 
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mengevaluasi dan meluruskannya. Dalam pidato pengangkatannya setelah dibai„at 

rakyat sebagai khalifah beliau berkata diantaranya: 

“Wahai rakyat, maka sesungguhnya aku telah diangkat sebagai pemerintah 

kalian dan saya mengakui bukan orang terbaik dari kalian. Maka jika saya 

berbuat baik, maka hendaklah kalian dukung. Jika saya berbuat jelek, 

hendaklah kalian luruskan, kebenaran adalah amanah dan dusta adalah 

pengkhianatan”.
35

 

 Contoh yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya adalah khalifah kedua Umar 

Ibn Khattab menyatakan kepada umat Islam setelah ia diangkat, diantara ucapannya: 

 “Orang yang paling saya senangi adalah orang yang mau menyebutkan 

aibku”
36 

C. Aliran Oposisi dalam Islam 

Dalam sejarah politik Islam terdapat fenomena di mana oposisi di 

apresiasikan sebagai sikap rakyat (al-mahkum) terhadap penguasa (alhakim) yang 

dzalim. Menurut Dr. Neveen dalam bukunya Oposisi Islam yang telah di terjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia, membentuk tiga konsepsi Islam. Masing-masing konsepsi 

tersebut merupakan prinsip yang mengkristalkan aliran pemikiran oposisi dalam nalar 

politik Islam.
37
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1. Aliran Revolusi  

Dasar aliran ini sebenarnya terdapat dalam dasar Islam itu sendiri dengan dua 

sayap utamanya adalah kaum Khawarij dan Syiah yang merupakan paham politik dan 

agama pertama yang muncul dalam sejarah Islam.
38

 Kedua kelompok ini 

mempresentasikan aliran revolusi baik secara ide maupun praktiknya dengan 

berpendapat bahwa untuk mendapatkan kemenangan dan melawan kedzaliman dari 

pemimpin dzalim wajib menggunakan cara kekerasan dengan pedang. Kelompok 

revolusioner yang menyatakan oposisi dengan jalan revolusi ketika menjalankan 

legalitas pelaksanaan revolusi tersebut berdasar pada al-Qur‟an dengan dalil amar 

ma‟ruf nahi munkar yang tertera dalam surah QS: 3: 104 

 

 َِ نَ عَ ۡٔ َٓ ِۡ عۡرُوفِ وَيَ ٍَ ۡ مُرُونَ بٱِل
ۡ
ةٞ يدَۡعُٔنَ إلََِ ٱلۡخَيِۡۡ وَيَأ ٌَّ

ُ
ًۡ أ ِِكُ ٌّ وَلۡۡكََُ 

فۡيحُِٔنَ  ٍُ ۡ ًُ ٱل ُْ وْلََٰٓئمَِ 
ُ
ِهَرِِۚ وَأ ٍُ

ۡ  ٱل
 

Artinya;  

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung”

39
 

 

Untuk mengubah kemungkaran adalah suatu kewajiban yang memiliki 

prioritas utama dan jika amar ma‟ruf telah berada pada batas ad-da‟watu bi alati 
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hiya ahsan (mengajak dengan cara yang lebih baik) maka nahi munkarnya telah 

melewati batasan ini menuju tindakan yang menjamin berhentinya perbuatan munkar 

tersebut.
40

 seperti yang telah diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda ; 

Dari Abu Sa‟id Al-Khudri ra., ia berkata „Aku mendengar Rasulullah saw. 

Bersabda,“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka 

hendaklah mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, jika tidak mampu 

dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya dan itulah selemah - 

lemahnya iman.”(HR Muslim)
41

 

2. Aliran Sabar  

Sabar menurut bahasa adalah menahan secara jasmani
42

 atau secara makna 

berarti menahan dari apa yang diharuskan akal dan syari‟at terhadap jiwa supaya 

tidak melakukannya.
43

 Sabar merupakan salah satu aliran pengungkapan oposisi 

dalam Islam yang tidak menyetujui dan tidak menerima legalitas kezaliman maupun 

kesewenang-wenangan. Dalam kapasitasnya aliran ini mengungkapkan oposisinya 

dengan menahan jiwa dari apa yang diharuskan akal dan syariat supaya tidak 

menyerah terhadap kemungkaran. Sabar merupakan paham mayoritas kalangan 

Ahlusunnah untuk menghadapi kezaliman, ketidakadilan atau kesewenang-wenangan. 

Mereka berpendapat bahwa penguasa yang tidak adil nantinya akan mendapatkan 
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dosa sedangkan bagi kaum mukmin bersabar adalah hal yang utama.
44

 Karena bagi 

mereka dalam menegakkan amar ma‟ruf nahi munkar merupakan suatu kewajiban 

yang sangat besar sehingga bersabar terhadap kemungkaran jauh lebih ringan 

daripada melarang adanya kemungkaran itu sendiri. Sesungguhnya konsistensi 

mayoritas Ahlusunnah dalam memegang prinsip sabar merupakan bentuk dari 

kepatuhan mereka terhadap ketetapan dan perintah Allah. Karena sabar dalam Al-

Qur‟an merupakan tindakan terpuji sehingga pandangan mereka akan diberi pahala 

paling mulia karena telah patuh dan konsisten serta tunduk terhadap hukum atau 

perintah Allah. Seperti yang telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya:  

اۚ  ٍِوَ صَيٰحِا ََ وعََ ٌَ َۡ ءَا ٍَ ِ ّ ِ خَيۡۡٞ ل َٔابُ ٱللََّّ ًۡ ثَ ًَ وَيۡيكَُ أْ ٱىۡعِيۡ وتُ
ُ
ََ أ ِي وَكاَلَ ٱلََّّ

آ إلََِّ ٱ َٓ ٰ ى ونَ  وَلََ ييَُلَّ بَُِٰ  ىصَّ
Artinya;  

Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: "Kecelakaan yang besarlah 
bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan 
beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang-orang yang 
sabar" (QS. 28:80)

45
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  ََ بَِٰيِ عَ ٱىصَّ ٌَ  َ ِِۚ إنَِّ ٱللََّّ ة ٰٔ يَ بَِۡ وَٱلصَّ أْ بٱِلصَّ ُِ أْ ٱسۡتَعِي ُِ ٌَ ََ ءَا ِي ا ٱلََّّ َٓ يُّ
َ
أ  يََٰٓ

Artinya;  

 “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”(QS. 
2:153)

46
 

Sabar bukan berarti menjadi menerima semua realita yang ada, namun 

berbeda dengan aliran revolusi bahwa mereka memandang dengan sikap penolakan 

secara diam dan dengan hati adalah lebih utama. Seperti berdasarkan hadits:  

Artinya;  

“Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran maka ubahlah 
kemungkaran tersebut dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, 
jika tidak mampu dengan hatinya dan itulah selemah - lemahnya iman”

47
  

Dalam hadis tersebut sabar merupakan mencegah kemungkaran dengan hati 

dan kadang-kadang dengan lisan. Karena sabar dan revolusi merupakan dua level 

berbeda dalam sebuah oposisi. Revolusi disebut dengan oposisi aktif sedangkan sabar 

merupakan bentuk tindakan dari oposisi pasif. Secara hierarki revolusi berada pada 

peringkat pertama karena perubahan dengan tangan merupakan kekuatan yang lebih 

dulu daripada dengan lisan dan hati. Sabar dalam bentuk oposisi pasif tidak serta 

merta hanya diam dan berpangku tangan terhadap ketetapan Allah, melainkan ada 

beberapa ketentuan diantaranya adalah:  
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a. Tidak bekerja sama dengan penguasa zalim  

b. Kecenderungan untuk mengkaji fiqh, hadits, mengundurkan diri dari 

kekuasaan dan cukup memberikan nasehat kepada penguasa dan rakyat. 

3. Aliran Kapabelitas 

Aliran ini hadir untuk memberikan tambahan prinsip lain bagi oposisi Islam. 

Ciri khas dari aliran ini adalah bahwa mereka akan bersabar sampai berada dalam 

kondisi yang memungkinkan untuk menyukseskan oposisinya. Aliran ini merupakan 

reakasi dari aliran revolusi yang gagal dalam pengalaman - pengalamannya dalam 

sejumlah faktor demi berjalannya revolusi.
48

 

Adapun syarat bagi aliran ini dalam melaksanakan oposisinya yaitu dengan 

cara:  

a. Membandingkan bahaya yang sedang berlangsung dan bahaya yang 

diperkirakan akan terjadi. 

b. Bersiap-siap mengakui legalitas revolusi terhadap penguasa zalim ketika 

revolusi itu sukses 

c. Kapabelitas dan jaminan suksesnya revolusi 

Syarat kapabelitas merupakan kondisi tengah-tengah antara sabar dan 

revolusi. Aliran ini muncul sebagai konsekuensi dari sejumlah kegagalan revolusi 

yang tidak ada persiapan cukup dalam menjalankan pemberontakan terhadap 

penguasa yang tidak adil. Panji utama aliran ini adalah pendapat dari Abu Hanifah 

dan pemikiran mayoritas Mu‟tazilah. 
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BAB III 

OPOSISI DALAM PANDANGAN NURCHOLISH MADJID 

A. Biografi Intelektual Nurcholish Madjid 

1. Masa Kecil 

Nurcholish Madjid lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 maret 1939. 

Ia dibesarkan di tengah keluarga yang memegang kuat ajaran agama. Ayahnya Abdul 

Madjid dikenal sebagai tokoh dan ulama ketika itu. Sosok Abdul Madjid adalah 

keluarga dari kalangan pesantren ketika itu dan pernah menjadi murid dari KH. 

Hasyim Asyari pendiri NU (Nahdatul Ulama). Ia bahkan dikenal sebagai murid 

terdekat dari tokoh pendiri NU tersebut. Cak Nur sendiri tumbuh dan berkembang di 

tengah kultur NU karena di tempat ia lahir memang dikenal memiliki tradisi Islam 

yang sangat dipengaruhi dengan kultur NU, meskipun masih ada sekelompok 

masyarakat dari kalangan abangan. Sehingga sejak kecil Cak Nur mendapat didikan 

langsung dari ayahnya. Tapi meskipun ayahnya berasal dari kalangan santri, ia tetap 

memperhatikan pendidikan umum Cak Nur dengan memasukkan ke Sekolah Rakyat 

(SR) pada saat itu. Sehingga sejak kecil Cak Nur dididik dengan pendidikan agama 

disertai dengan pendidikan sekuler. Ia pun bisa dengan cepat menguasai pengetahuan 

agama dan umum. Selain itu ia juga dikenal sebagai murid yang cerdas.
49

 

Setelah menamatkan pendidikan di tingkat dasar, Cak Nur kemudian 

dimasukkan ke pesantren Darul ulum Rejoso oleh ayahnya. Cak Nur justru tidak 
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dimasukkan dalam pesantren Tebu Ireng karena pada saat itu KH. Hasyim Asyari 

telah meninggal. Setelah itu Cak Nur pindah ke Pesantren Gontor di Ponorogo. Di 

sini lah ia mendapatkan pelajaran keislaman yang bercorak modernisme. Pesantren 

ini pada awalnya dianggap “aneh” oleh sebagian masyarakat karena pola 

pengajarannya berbeda pada umumnya. Di pesantren ini diajarkan diajarkan bahasa 

asing selain bahasa Arab seperti bahasa Inggris Prancis atau Belanda. Selain itu 

pakaian yang dikenakan para santri juga tidak seperti pada umumnya yang memakai 

sarung dan kopiah. Pakaian yang dikenakan santri justru mirip dengan pakaian 

Belanda sehingga muncul anggapan bahwa Pesantren Gontor “setengah kafir”. Di sini 

lah kemudian Cak Nur belajar mengarang dan menulis.
50

 

2. Kuliah di IAIN  

Ketika Cak Nur menyelesaikan pendidikannya di pesantren, ia kemudian 

melanjutkan pendidikannya ke IAIN Jakarta. Ia sebenarnya ingin melanjutkan 

sekolahnya ke Mesir akan tetapi beasiswa yang dinantikan tidak ada kabar terang, 

sehingga ia memutuskan untuk melanjutkan ke IAIN di Jakarta pada waktu itu. 

Di IAIN Jakarta Cak Nur kemudian aktif di berbagai kegiatan, salah satunya 

di HMI. Organisasi inilah kemudian yang melambungkan namanya sebagai sosok 

intelektual muda yang cukup dikenal. Bahkan ia pernah menjadi ketua umum PB 

HMI pada tahun 1968 hingga 1971. Keterlibatan Cak Nur di HMI karena organisasi 

ini dianggap dekat dengan Masyumi dan mengingat Cak Nur berasal dari keluarga 
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Masyumi. Di sisi lain karena Cak Nur tahu bahwa di sana ada AM. Fatwa, sosok 

yang dekat dengan PII dan Masyumi. Selain itu ia juga diberi arahan dari ayahnya 

untuk bertemu dengan tokoh Masyumi, sehingga HMI yang pada saat itu dekat 

dengan Masyumi menjadi tempat masuk bagi Cak Nur. AM. Fatwa sendiri pada saat 

itu mengenal Cak Nur sebagai sosok yang cerdas sehingga dia punya kedekatan 

dengan Cak Nur. Di HMI AM. Fatwa juga menjadi senior Cak Nur, ketika Fatwa 

menjadi ketua cabang Ciputat pada saat itu ia menunjuk Cak Nur sebagai sekretaris 

setelah melihat kecakapan dan kecerdasannya khususnya kemampuan menulis dan 

bahasa Inggris. Dari situlah kemudian Cak Nur secara berurutan menjadi ketua 

cabang Ciputat, menjabat ketua Badko Jawa Barat kemudian menjadi ketua PB 

HMI.
51

 

Selain itu Cak Nur juga pernah tinggal di Mesjid al-Azhar Kebayoran Baru 

dan berteman dekat dengan sosok Buya Hamka yang juga tokoh Masyumi. Pada 

tahun-tahun inilah terjadi ketegangan politik antara Islam yang diwakili Masyumi dan 

PKI. kemudian Masjid al-Azhar dijadikan basis perlawanan aktivis HMI melawan 

PKI yang pada saat itu dekat dengan Bung Karno. Cak Nur menjadi salah satu tokoh 

yang menentang keras PKI. Ia turut menggerakkan demonstrasi dalam menentang 

PKI.
52

 

Di HMI sosok Cak Nur datang dengan integritas keilmuan yang cukup 

mumpuni. Ia dikenal sebagai perumus ide-ide pembaruan dalam tulisan “dasar-dasar 
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islamisme”. Tulisan ini kemudian menjadi materi - materi ceramahnya berkeliling 

dalam menjadi training di berbagai daerah dan menjadi media dalam menyebarkan 

gagasannya. Tulisan itu yang kemudian dikembangkan dan tersusun dalam NDP 

(nilai-nilai dasar perjuangan) HMI pada kongres di Malang. Ia menuangkan 

pemikiranannya karena pada saat itu muncul kecemburuan dalam diri Cak Nur yang 

melihat mahasiswa yang berhaluan Marxis punya buku pedoman kecil yang menjadi 

acuan bagi organisasinya, sehingga menurut Cak Nur HMI sebagai organisasi 

keislaman juga harus mempunyai buku pedoman dasar yang menjadi cara pandang 

keilmuan dalam HMI.
53

 

3. Perjalanan ke dunia Barat dan Timur Tengah  

Perjalanan yang menentukan dalam karir intelektual Cak Nur yaitu ketika ia 

memperoleh kesempatan berangkat ke luar negeri. Pada tahun 1969 ia ketika itu baru 

saja pulang dari perjalanan menunaikan ibadah haji. Namun sebelum berangkat ke 

Timur Tengah ia sebelumnya berangkat ke Amerika Serikat pada tahun 1968. 

Kesempatan itu ia peroleh melalui undangan dari duta besar Amerika Serikat.
54

 

Setelah dari Amerika itulah ia berharap bisa singgah ke Timur Tengah dan 

melaksanakan ibadah Haji. Cak Nur sebenarnya lebih ingin mengunjungi Timur 

                                                           
53

Ahmad Gaus, Api Islam Cak Nur Jalan Hidup Seorang Visioner , h. 27. 

54
Menurut Ahmad Wahib, pemerintah Amerika sudah sejak lama memantau peran HMI 

dalam situasi perpolitikan tanah air. Apalagi HMI pada saat itu sangat dekat dengan Masyumi bahkan 

oleh PKI dianggap sebagai underbow Masyumi. karena PKI pada saat itu sangat membenci Masyumi 

maka otomatis HMI juga menjadi sasaran kebencian dari PKI sehingga mereka menuntut pembubaran 

HMI. Pemerintah Amerika Serikat ingin memperlihatkan kepada pemuda Islam seperti Cak Nur bahwa 

Amerika tidak seperti yang mereka tuduh selama ini. (lihat Ahmad Gaus, Api Islam; Cak Nur jalan 

hidup seorang visioner, Kompas, 2012). 



42 

 

Tengah daripada Amerika sendiri. Ia ingin melihat secara langsung kondisi umat 

Islam yang ada di sana. Selama di Amerika ia memperoleh banyak pengalaman 

tentang kehidupan sosial di Amerika dan bertemu dengan banyak tokoh seperti Hasan 

Turabi
55

 dan Dr. Farid Mustofa. 

Setelah ke Amerika ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Timur Tengah. 

Kunjungan ke Timur Tengah tersebut menurut Cak Nur sendiri telah banyak 

mengubah pandangannya. Ia sejak lama ingin pergi ke Timur Tengah untuk melihat 

langsung kehidupan umat Islam di sana. Tidak sulit bagi dia untuk melakukan 

kunjungan ke berbagai negara di sana karena sebelumnya ia sudah pernah bertemu 

beberapa tokoh ketika di Amerika Serikat. Pertama ia ke Turki tepatnya di kota 

Istanbul. Namun hal yang menarik bagi Cak Nur ketika ia mendengar suara adzan di 

kumandangkan dengan bahasa Arab bukan lagi bahasa Turki yang diberlakukan 

ketika masa Kemal AtTaturk. Sehingga ia melihat bahwa pengaruh sekularisme tidak 

lagi terlalu berpengaruh di sana. Di sana pula ia bertemu dengan jamaah masjid dan 

berbincang dengan jamaah yang ada di sana. Pada kesempatan lain Cak Nur juga 

bertemu dengan seorang aktivis Islam yaitu dokter Jawad sehingga Cak Nur juga 

diminta untuk berbicara tentang Islam khususnya Islam di Indonesia serta aktivitas 

pergerakan mahasiswa Islam.
56
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Setelah di Turki, Cak Nur kemudian melanjutkan perjalanan ke Lebanon. 

Sebelumnya ia sudah mengontak temannya di sana sehingga ia mendapat arahan dari 

temannya untuk menemui beberapa aktivitas umat Islam di sana. Ia juga diajak 

berdiskusi dengan mahasiswa Lebanon. Di mata Cak Nur, Lebanon merupakan kota 

yang indah dan tak kalah dari kota Paris. Pada saat berdiskusi dengan mahasiswa, 

Cak Nur melihat di sana di dominasi oleh Kristen meskipun sebagiannya juga adalah 

orang muslim. Cak Nur berpendapat jika orang-orang Islam tersebut memperoleh 

pendidikan yang tinggi maka bisa jadi terjadi gesekan karena perebutan sumber daya. 

Dan benar saja bahwa di sana pernah terjadi konflik yang melibatkan banyak faksi.
57

 

Setelah di Lebanon, Cak Nur kemudian melanjutkan perjalanan ke Suriah 

melalui jalur darat. Di Suriah Cak Nur mengunjungi sebuah desa dengan penduduk 

asli Kristen Suriah. Hal ini bagi Cak Nur merupakan sebuah bukti toleransi dari 

khalifah Islam pada masa lalu. Mereka tidak dipaksa untuk melakukan konversi 

meskipun sudah dalam situasi “ditaklukkan”.
58

 

Setelah itu Cak Nur melanjutkan perjalanan ke Irak. Di Irak inilah untuk 

pertama kalinya ia bertemu dengan Gus Dur (Abdurrahman Wahid) dan kawan-

kawan. Sehingga Gus Dur lah yang mengkoordinasi kegiatan-kegiatan Cak Nur di 

sana bahkan ia sendiri yang menjadi moderator ketika Cak Nur menjadi pembicara di 

tengah-tengah mahasiswa di Suriah. 
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Cak Nur kemudian melanjutkan perjalanan ke Kuwait untuk menemui 

Muhammad Agil, seorang temannya ketika di Washington. Setelah itu ia kembali 

melanjutkan perjalanan ke Saudi. Di sana ia menemui teman lamanya di Amerika 

yaitu Farid Mustofa dari Universitas Riyadh. Di Riyadh Cak Nur menemui aktivis 

dan simpatisan pelarian Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Suriah. Para aktivis IM ini 

dinegara asal nya dikejar-kejar oleh pemerintah karena sifatnya yang fanatik. Mereka 

pada umumnya menjadikan Saudi sebagai pelarian. Para aktivis ini banyak juga 

sebagai akademisi dan profesional, namun meski demikian Cak Nur juga sering 

terlibat perdebatan dengan mereka. Sehingga ketika Cak Nur merasa sudah bosan 

berdebat dengan mereka, ia kemudian meminta sebuah buku yang menjadi basis 

ideologi bagi mereka.
59

 

Pada saat inilah seorang pemimpin IM memberikan buku Majmuah ar-rasail 

karya Hasan al-Banna kepada Cak Nur. Namun buku tersebut di Saudi dilarang oleh 

pemerintah sehingga Cak Nur diwanti-wanti untuk menyembunyika buku tersebut. 

Namun ketika Cak Nur membaca buku tersebut ia menjadi kecewa karena argumen 

Hasan al-Banna tidak lebih dari slogan-slogan yang tidak memecahkan masalah 

utama umat Islam. 

Hari berikutnya, Cak Nur sempat bertemu dengan Menteri Pendidikan Arab 

Saudi. Menteri tersebut pernah meminta Cak Nur untuk berceramah tentang 

kehidupan intelektual Islam di Indonesia. Rupanya pidato Cak Nur menarik minat 
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menteri tersebut dan menjadikan Cak Nur sebagai tamu istimewa sehingga Cak Nur 

diberi fasilitas khusus seperti penginapan di Hotel mewah. Selain itu menteri tersebut 

juga mengundang Cak Nur dengan sepuluh orang temannya dari PB. HMI untuk 

menjalankan ibadah Haji pada tahun berikutnya. Setelah itu Cak Nur kemudian 

menjadi incaran media Saudi dan dengan singkat ia mewarnai pemberitaan koran dan 

TV di Saudi. 
60

 

Dari Riyadh Cak Nur selanjutnya menyempatkan diri ke Madinah bertemu 

dengan temannya dan kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Di sana ia 

fokus beribadah selama beberapa hari. Setelah itu ia bersiap melanjutkan perjalanan 

ke Sudan, Kairo dan Pakistan. Di Sudan inilah ia kemudian bertemu dengan Hasan 

Turabi, tokoh yang ia jumpai ketika di Washington. Ia berdiskusi dan bahkan juga 

berdebat karena berbeda pandangan dengan Turabi. Keduanya berbeda pendapat 

mengenai metode perjuangan politik umat Islam.
61

 

Cak Nur meninggalkan Sudan menuju Mesir dengan kesan bahwa IM yang 

ada di Sudan tidak jauh beda dengan yang ada di Saudi. Ketika di Mesir Cak Nur 

menghubungi gurunya ketika di pesantren Gontor, Damiri. Di sini lah ia banyak 

melakukan kunjungan ke tempat wisata bersejarah seperti Giza. Dari Kairo Cak Nur 

melanjutkan perjalanan ke Pakistan. Di sana ia bertemu dengan aktivis Islam 

pengikut sebuah organisasi yang didirikan oleh Abu A‟la Maududi yang bertujuan 

menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi. Cak Nur sedikit kecewa dengan 
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organisasi tersebut karena semua anggotanya adalah laki-laki, tidak ada perempuan. 

Di sinilah Cak Nur berpendapat bahwa organisasi tersebut tidak lebih maju dari 

Ikhwanul Muslimin. 

4. Kembali ke Tanah air  

Setelah itu ia pulang ke Indonesia dengan berbagai pengalaman berharga.
62

 

Cak Nur menyimpulkan perjalanannya sebagai sesuatu yang berakhir dengan tidak 

menemukan apa yang ia cari. Selama di Timur Tengah ia lebih sering bertemu 

dengan aktivis dan orang-orang kecewa serta organisasi bawah tanah yang sering 

dikejar-kejar. Menurutnya aktivis yang ada di sana tidak sejalan dengan pemikirannya 

karena tidak memberi harapan bagi Islam di masa depan. Sehingga ketika kembali ke 

tanah air, Cak Nur menulis sebuah risalah kecil tentang dasar-dasar Islamisme yang 

kemudian dikenal dengan NDP (nilai-nilai dasar perjuangan) yang menjadi pedoman 

bagi kaderisasi HMI.
63

 

Pada akhir dekade 1960 hingga awal 1970-an, Cak Nur tampil dalam dunia 

politik tanah air setelah ia didaulat menjadi ketua umu HMI dua periode. Pada masa 

itu dunia politik Indonesia sedang dalam suhu yang panas akibat transisi 

pemerintahan dari Orde lama ke Orde Baru. Di dalam organisasi Islam seperti HMI ia 

menjalin komunikasi dengan berbagai aktivis Islam baik dari kalangan tua dan 
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kalangan muda. Pada dekade 1970-an inilah Cak Nur kemudian tampil membacakan 

pidato di Taman Ismail Marzuki Jakarta yang kemudian mendapat perhatian luas. Inti 

dari pidato tersebut adalah jalan pembaruan yang diambil oleh Cak Nur karena 

keprihatinan melihat umat Islam di Indonesia. Ia melihat realitas umat Islam 

Indonesia yang mayoritas namun secara kualitas jauh tertinggal. Hal ini akibat adanya 

kebekuan berpikir pada umat. Sehingga ia mengusung kebebasan berpikir, 

sekularisasi, dan idea of progress dalam mencapai proses modernisasi yang menjadi 

isu besar ketika itu.
64

 

Pokok-pokok pidato Cak Nur tersebut disampaikan kepada organisasi pemuda 

pelajar yang terbesar di kalangan pelajar yaitu HMI, PII, dan GPI yang tidak lain 

adalah panitia bersama dalam kegiatan tersebut. Sejak semula Cak Nur menghendaki 

agar pertemuan itu bersifat terbatas karena ia menyadari penggunaan bahasa 

keilmuan dan filsafat bisa saja menyebabkan kesalapahaman. Didorong oleh 

kepentingan yang mendesak Cak Nur kemudian mempersiapkan dengan lengkap 

mulai dari konsep, agenda, metode hingga tujuan dilakukannya gerakan pembaruan 

tersebut. Konsep yang ia tawarkan intinya adalah desakralisasi dan fungsi manusia 

sebagai khlaifah. Sedangkan metode yang ia gunakan adalah proses liberalisasi. 

Kemudian tujuannya adalah mempersiapkan mental umat Islam dalam memasuki era 

modernisasi yang saat itu menjadi isu nasional.
65
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William Liddle seorang Indonesianis dari Ohio State University menyebut 

bahwa pidato pembaruan Cak Nur tersebut sebagai revolusi karena telah membuka 

ruang intelektual dan emosional dimana banyak orang pada masanya bisa 

memperbaharui pemahaman dan keimanannya. Dampak yang ditimbulkan pidato itu 

begitu luas dan daya geloranya berlanjut hingga sekarang, ujar Liddle.
66

 Moeslim 

Abdurrahman bahkan menyebut pasca dekade 1970-an gerakan pembaruan di 

Indonesia merupakan catatan kaki dari Cak Nur. 

Setelah membacakan pidato tersebut muncullah reaksi dari berbagai pihak. 

Salah satu yang paling keras dalam melancarkan kritik tersebut adalah H.M. Rasyidi. 

Ia menentang ide sekularisasi yang ditawarkan oleh Cak Nur. Sebab menurutnya 

penggunaan istilah sekularisasi tidak ada bedanya dengan konsep sekularisme di 

Barat. Namun meski mendapat kecaman, di sisi lain muncul juga dukungan kepada 

Cak Nur. Salah satu yang mendukung ide pembaruan Cak Nur adalah Muhammad 

Roem, salah satu tokoh yang pernah ditunjuk sebagai pemimpin partai Islam Parmusi. 

Dukungan itu ia lakukan dengan mendatangi langsung kantor PB. HMI di Jakarta. Ia 

mengatakan bahwa apa yang digagas oleh Cak Nur dan kawan - kawan baru 

permulaan dan masih menuntut tindak lanjut yang lebih jauh yang lebih konkret dan 

nyata. Sehingga dalam pidatonya ia mengucapkan “selamat datang dan selamat 

berjuang”.
67
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Meskipun berbagai kritik dilancarkan kepada Cak Nur, namun ia tidak diam 

begitu saja. Ia menulis beberapa catatan seperti “beberapa catatan seputar pembaruan 

pemikiran dalam Islam” dan “sekali lagi tentang sekularisasi”. Namun setelah 

menimbang efek dari penggunaan istilah “sekularisasi” pada akhirnya Cak Nur 

mengubah istilah tersebut dengan “desakralisasi”. Ini tak lain untuk menghindari 

kesalahpahaman banyak orang terhadap konsep tersebut. Sampai menjelang 

kepergiaannya ke Chicago, Amerika Serikat ia tetap mendapat pujian dan kritikan 

terhadap gagasannya.
68

 

Tahun 1978 atas bantuan beasiswa Ford Foundations, Cak Nur melanjutkan 

studi di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Di sana lah kemudian bertemu dan 

berguru langsung dengan Fazlurrahman, seorang pemikir Islam asal Pakistan yang 

berpengaruh. Dibawah bimbingan Fazlurrahman inilah Cak Nur mendapat pengaruh 

dari gurunya, kemudian ia menulis disertasi dengan judul Ibnu Taimiyyah on 

Falsafah and kalam. 

Masa belajar di Chicago dimanfaatkan betul oleh Cak Nur. Setiap momentum 

dimanfaatkannya dengan baik. Jika dicermati tampaknya Cak Nur lebih banyak 

berkonsentrasi pada khazanah intelektual Islam klasik. Hal ini adalah tindak lanjut 

dari kegemarannya dalam bidang kajian tersebut semenjak di pesantren dulu. Ada hal 

menarik ketika Cak Nur terlibat dalam diskusi segi tiga antara Muhammad Roem dan 

Amien Rais. Hal yang menjadi perdebatan di antara mereka seputar pendirian negara 
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Islam. Subtansi dari pembahasan tersebut menyimpulkan bahwa mereka berpendapat 

tidak pentingnya konsep negara Islam.
69

 

Sepulangnya dari Amerika, Cak Nur dengan beberapa tokoh seperti Utomo 

Danajaya kemudian mendirikan Paramadina. Paramadina yang awalnya merupakan 

klub kajian yang terdiri dari masyarakat menengah kota atau masyarakat urban, 

kemudian berubah menjadi yayasan dan melahirkan Universitas Paramadina 

sekarang. Pada awalnya kegiatan pengajian tersebut bernama Klub Kajian agama 

(KKA) tersebut mempunyai tujuan utama menciptakan generasi muslim moderat 

yang berpikir maju dan progresif. Anggotanya terdiri dari berbagai kalangan seperti 

kelompok intelektual, pengusaha, profesional, guru, mahasiswa dan lain-lain. 

Kehadiran Paramadina semakin mengokohkan eksistensi intelektual dan 

kedalaman keilmuan yang dimiliki Cak Nur. Paramadina menjadi media 

pengembangan berbagai pemikiran dan kreativitas Cak Nur dalam kehidupan 

keagamaan. Lewat Paramadina pula Cak Nur banyak mengkader para intelektual dari 

generasi muda pemikir Islam. Melalui Paramadina Cak Nur berharap bisa 

membangun suatu tatanan masyarakat madani. Di sini lah Cak Nur memainkan 

peranan penting dalam diskusi tentang gerakan pembaruan pemikiran Islam 

Indonesia.
70

 Meskipun dalam perjalannya mengalami pasang surut, namun 
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Paramadina tetap eksis dan hingga pada akhirnya Cak Nur sendiri yang menjadi 

Rektor. 

5. Masa Reformasi  

Walaupun seorang yang konsen dalam bidang pemikiran keislaman, Cak Nur 

juga mengaplikasikan pemikiran keislamannya dalam kehidupan sosial politik. Tidak 

hanya itu Cak Nur juga melakukan aktivitas politik yang sangat menentukan dalam 

perjalanan politik Indonesia. Hal itu terjadi ketika tahun 1998 ketika Soeharto berada 

pada titik kritis kekuasaannya. Mundurnya Soeharto pada masa itu salah satunya 

karena peran Cak Nur memberikan pertimbangan agar Soeharto lengser dari 

jabatannya sebagai presiden.
71

 

Pada tahun 1998 demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran terjadi di 

Jakarta yang menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden. 

Peristiwa itu pun mengakibatkan jatuhnya korban. Peristiwa tersebut kemudian 

semakin menimbulkan kerusuhan. Ketika suasana mencekam, Cak Nur diundang ke 

Mabes ABRI pada saat itu atas undangan dari Soesilo Bambang Yudhoyono. Pada 

saat itulah Cak Nur kemudian memberikan pandangan dalam mengatasi kerusuhan 

yang terjadi ketika itu. Inti dari pandangannya adalah menyarankan agar Soeharto 

mundur secara baik yang ia sebut dengan secara Khusnul khatimah.
72
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Pada saat itu Cak Nur diundang langsung oleh Soeharto dan terlibat 

perbincangan langsung. Ia menggambarkan bahwa kondisi di luar sana menuntut agar 

diadakan reformasi. Ketika itu Soeharto bertanya tentang arti “Reformasi”, Cak Nur 

kemudian menjawab bahwa reformasi itu artinya Seoharto harus mundur. Setelah 

menimbang dengan cermat akhirnya Soeharto sepakat akan mengakhiri jabatannya 

sebagai presiden dan menyiapkan pemerintahan baru. Soeharto kemudian 

mengusulkan agar membentuk “komite reformasi” yang terdiri dari beberapa tokoh 

dan menyarankan Cak Nur menjadi ketua komite tersebut. Namun Cak Nur pada 

waktu itu dengan tegas menolak, hingga akhirnya Soeharto menyerah dan segera 

mengumumkan pidato pengunduran dirinya sebagai presiden. 

Pada tahun 2003, Cak Nur mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu 

yang akan digelar tahun 2004. Kesediannya tersebut mengagetkan banyak orang yang 

selama ini dikenal sebagai guru bangsa. Tapi Cak Nur beralasan bahwa 

pencalonannya tersebut karena didukung oleh banyak pihak dan dia tidak mau 

mengecewakan harapan mereka. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan yang 

matang, akhirnya Cak Nur membatalkan niat tersebut dan kembali memilih jalur 

intelektual yang selama ini membesarkan namanya.
73

 

Setelah proses pemilu tersebut kondisi kesehatan Cak Nur mengalami 

penurunan. Ia kemudian dinyatakan mengalami penyakit gagal hati. Ia beberapa kali 
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dirawat di rumah sakit, bahkan karena kondisi yang semakin parah ia dilarikan ke 

rumah sakit di Guangzhou, China untuk menjalani operasi transplantasi hati. Setelah 

di China ia kembali dipindahkan ke rumah sakit di Singapura hingga akhirnya ia 

diperbolehkan pulang ke rumah. Namun tak lama kemudian kondisi kesehatannya 

mengalami pasang surut sehingga kembali menjalani perawatan di rumah sakit. 

Selama menjalani perawatan, kabar tentang kesehatannya menjadi berita di media 

massa. Hingga pada akhirnya karena kondisi kesehatan yang semakin menurun, 

akhirnya pada tanggal 28 agustus 2005 Cak Nur meninggal dunia.
74

 

Jika dicermati, sebagian besar episode perjalanan Cak Nur diwarnai 

perdebatan pro-kontra, baik dalam pemikiran maupun tindakan yang dimiliknya. Dr. 

Salim said seorang ahli militer dan kebudayaan Indonesia mengatakan bahwa pasca 

Indonesia merdeka, Cak Nur adalah salah satu sosok terpenting yang memberikan 

inspirasi bagi masyarakat Islam. Sementara teman dekatnya Ahmad Syafi‟I Maarif 

mengatakan Cak Nur sebagai seorang yang berpengalaman dalam masalah keislaman, 

dalam kaitannya dengan khazanah klasik dan modern. Cak Nur telah memberikan 

gambaran penting tentang jihad intelektual tanpa henti. Semua itu dilakukan dengan 

ketekunan dan tanggungjawab. Sedangkan Fahri Ali mengatakan bahwa Cak Nur 

adalah sebuah fenomena untuk konteks masyarakat Indonesia. Melalui berbagai 

aktivitas ia menyalurkan gagasan pembaruannya. Pengaruhnya bisa dilihat misalnya 
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secara institusional seperti di Paramadina atau HMI. Ia pun banyak mempengaruhi 

generasi muda pemikir Islam setelahnya.
75

 

Namun di sisi lain banyak pula yang melakukan kritik terhadap pemikiran 

Cak Nur. Salah satu tokoh yang memberikan kritik tersebut yaitu H.M. Rasyidi. Ia 

misalnya mengkritik pemikiran Cak Nur tentang sekularisasi. Menurut Rasyidi, 

dalam sejarahnya sekularisasi atau sekularisme tidak memiliki akar sejarah dalam 

Islam dan ini berbahaya karena memiliki prinsip yaitu pemisahan persoalan dunia dan 

agama. Dengan pemahaman itu, Rasyidi berpendapat bahwa sekularisasi itu merugika 

umat Islam. Meskipun di kemudian Cak Nur membantah argumen dari Rasyidi 

tersebut namun ia tetap menaruh hormat padanya. Menurut Cak Nur, Rasyidi adalah 

orang yang berpengaruh bagi perkembangan intelektual khususnya di bidang 

keislaman. Melalui kemampuannya, ia mengirim banyak sarjana ke Barat khususnya 

Mc.Gill yang kemudian mencetak banyak sarjana yang mumpuni. 

 

6. Karya-karya Nurcholish Madjid 

Sebagai seorang intelektual Islam terkemuka, Cak Nur meninggalkan karya-

karya yang banyak dan gagasan yang ia lontarkan juga mencakup berbagai bidang 

dalam kajian keislaman. Beberapa karya tersebut antara lain; 
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a. Islam doktrin dan peradaban; sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, 

kemanusiaan dan kemodernan. Diterbitkan pada tahun 1992. Berbagai tema 

dimuat dalam buku ini, karena sebelumnya buku ini merupakan kumpulan dari 

berbagai tulisan Cak Nur yang dipresentasekan dalam wadah klub kajian agama 

(KAA) yayasan wakaf Paramadina. Isi buku ini mencakup pemikiran Cak Nur 

tentang persoalan keagamaan yang dilihat dari keislaman tradisional, 

membangun masyarakat etika, Islam kemodernan, pluralisme agama dan 

sebagainya.  

b. Khazanah intelektual Islam. Diterbitkan oleh Bulan Bintang pada tahun 1982. 

Buku ini merupakan karya terjemahan tentang pemikiran filsafat dan teologi 

klasik hingga modern. Berbagai tulisan dari para tokoh diterjemahkan oleh Cak 

Nur diantaranya; al-Kindi, al-Ghazali, al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Ibnu 

Taimiyyah hingga Muhammad Abduh. Cak Nur merasakan masih sedikit 

apresiasi khazanah klasik peninggalan Islam sehingga ia memaparkan berbagai 

tokoh yang cemerlang pada masanya.  

c. Islam kemodernan dan keindonesiaan. Buku ini berbicara tentang persoalan yang 

berkaitan dengan wacana keislaman keindonesiaan dan kemodernan. Tema - 

tema yang diangkat pada tahun 1970-an hingga 1980-an merupakan tema yang 

cukup menghebohkan pada saat itu.  

d. Islam kerakyatan dan keindonesiaan. Buku ini diterbitkan oleh Mizan pada tahun 

1993. Buku ini mengulas temas kerakyatan dan keindonesiaan lewat sudut 

pandang sosiologis. Buku ini memiliki perhatian secara khusus tentang persoalan 
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yang dihadapi bangsa indonesia. Adapun poin yang dibahas seperti masalah 

kemiskinan, pendidikan, politik, kepemudaan hingga persoalan hukum dan 

moral. Cak Nur melihat secara kritis dan dinamis dengan perangkat ilmu 

keislaman dan ilmu modern lainnya.  

e. Pintu-pintu menuju Tuhan. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Paramadina dan 

ditulis pada tahun 1994. Tulisan yang ada di dalam buku ini merupakan 

kumpulan dari tulisan Cak Nur yang dimuat dalam kolom “pelita hati” di harian 

pelita antara tahun 1989-1991 dan sebagian artikel ditulis pada majalah Tempo. 

Kumpulan tulisan ini berbicara seputar tema iman, etika, spiritualitas, hingga 

persoalan Islam kontemporer.  

f. Islam agama kemanusiaan. Kajian dalam buku ini bersifat kosmopolit dan 

universal yang menampilkan nilai humanisme, keadilan, inklusifitas, pluralitas. 

Tetapi pada saat yang sama juga menampilkan Islam yang parsial dan lokal. 

Meski demikian pemaparan dalam buku ini menampilkan Islam yang bersifat 

universal dan relevan dengan semua tempat.  

g. Islam agama peradaban. Buku ini ditulis pada tahun 1995. Tema pokok dalam 

buku ini adalah reinterpretasi dan rekonstruksi ajaran pokok Islam yang selama 

ini dipandang Cak Nur telah mengalami pendangkalan akibat kesalahpahaman 

umat dalam melihat ajaran yang diidentikkan dengan hasil penafsiran ulama 

klasik. Sehingga kehadiran buku ini berupaya untuk menampilkan kembali 

semangat ajaran Islam yang apresiatif terhadap perubahan dan kemajuan zaman.  
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h. Kaki langit peradaban islam, 1997. Buku ini memaparkan wawasan dan warisan 

peradaban Islam sekaligus menjelaskan sumbangan peradaban Islam terhadap 

peradaban dunia. Jjuga membahas tentang perkembangan dan dinamika 

perdamaian global serta menjelaskan hubungan di antara keduanya.  

i. Tradisi Islam, peran dan fungsinya dalam pembangunan Indonesia. 1997. Buku 

ini memuat pemikiran Cak Nur tentang peran intelektual Indonesia dalam 

membangun etos keilmuan dan tradisi intelektual, mengembangkan 

demokratisasi dan membangun SDM yang siap memasuki era industrialisasi dan 

era lepas landas.  

j. Masyarakat religius, 1997. Buku ini mengangkat persoalan yang sangat familiar 

dan populer di dalam kehidupan sehari-hari seperti persoalan kedisiplinan, 

kebebasan, keimanan, hingga keluarga. Cak Nur menjelaskan semuanya dengan 

bahasa yang sederhana dan menarik sehingga buku ini mendapat respons yang 

cukup luas di tengah masyarakat.  

k. Perjalanan religius umrah dan haji, 1997. Buku ini merupakan kumpulan 

ceramah Cak Nur ketika menjalani ibadah umrah dan haji. Dalam buku ini Cak 

Nur menjelaskan alasan historis dan filosofis mengapa Mekah dijadikan sebagai 

kota suci bagi umat Islam, mengapa umrah antara Yarusallem dan Mekah, dan 

mengapa harus ziarah ke makam Rasulullah.  

l. Bilik-bilik pesanteren, 1997. Bahasan dalam buku ini menyangkut persoalan 

yang berhubungan erat dengan dunia pesantren. Mulai dari merumuskan ulang 
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tujuan, sistem nilai, dan pola pergaulan pesanteren hingga keterkaitan pesantren 

dengan perkembangan tasawuf dan persoalan perpolitikan di Indonesia.  

m. Dialog keterbukaan, 1998. Buku ini merupakan kumpulan dari wawancara Cak 

Nur di berbagai media dari sekitar tahun 1970-an hingga 1996. Sehingga wajar 

jika tema dalam buku ini begitu beragam, mulai dari bidang agama, pendidikan, 

politik, dan budaya. Karena tulisan dalam buku ini adalah hasil wawancara maka 

wajar jika pembahasannya sederhana dan spontan, akan tetapi jawaban dari Cak 

Nur tetap mengandung makna yang mendalam. Cita-cita politik Islam era 

reformasi, 1999. Pembasan dalam buku ini seputar gagasan Cak Nur tentang 

politik, demokrasi, kebangsaan, dan kenegaraan. Cak Nur menjelaskan persoalan 

tersebut dengan argumen yang jernih, dimana uraiannya dikaitkan dengan 

persoalan kontemporer yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti masa depan dan 

cita-cita politik bangsa, ABRI dan hubungannya dengan perpolitikan tanah air, 

masa depan demokrasi hingga persoalan keadilan dan keterbukaan.  

o. Cendekiawan dan religiusitas Masyarakat. Buku ini merupakan kumpulan 

tulisan yang dimuat dalam rubrik Fatsoen di tabloid TEKAT. Dalam tulisan ini 

Cak Nur berusaha menjelaskan dan memberikan wawasan bahwa Islam bukan 

hanya sekedar anti-demokrasi, namun menyimpan pua mutiara hikmah yang 

dapat menjadi alternatif bagi kehidupan berbangsa bernegara. Cak Nur 

memberikan makna-makna yang terbentuk dalam bingkai formal religiusitas 

untuk selanjutnya menangkap makna dan tujuan hakiki agama.  
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p. Pesan pesan takwa Cak Nur, 2000. Buku ini membahas persoalan spiritual. 

Tulisan ini merupakan kumpulan khutbah jumat di Paramadina, bahasa ringan 

dengan mengangkat tema keimanan, keislaman univeral hingga masalah etika 

dan akhlak.  

q. Membangun oposisi menjaga momentum demokrasi, 2000. Buku ini memuat 

beberapa makalah Cak Nur yaitu demokrasi, demokratisasi dan oposisi,. 

Membangun rumah demokrasi, meneguhkan peran oposisi, dan dilema 

perkembangan demokrasi di Indonesia. Sesuai dengan judul bukunya, gagasan 

Cak Nur membahas isu seputar proses demokratisasi yang berlangsung di 

Indonesia. Dalam pandangan Cak Nur bahwa demokrasi akan berjalan lancar 

jika tradisi oposisi terus ada, karena itu menjamin adanya sebuah check and 

balances yang menjadi kekuatan penyeimbang dan kritis terhadap jalannya 

pemerintahan. Meskipun dalam sejarahnya kekuatan opisisi ini tidak begitu 

diperhitungkan karena masih dianggap tabu oleh penguasa, namun Cak Nur 

tetap yakin dengan munculnya peran oposisi di masa yang akan datang.  

r. Atas nama pengalaman beragama dan berbangsa di masa transisi, 2012. 

Kumpulan khutbah di Paramadina dan merupakan serial buku sebelumnya yaitu 

“pesan-pesan takwa”. Tetapi berbeda dengan persoalan sebelumnya, pada 

pembahasan kali ini mengangkat topik yang lebih luas dan beragam mulai 

persoalan politik, kekuasaan, kenegaraan serta masalah ekonomi. 
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B. Setting Sosio-politik Gagasan Nurcholish Madjid 

Mengamati diskursus intelektual pemikiran politik Islam Indonesia, 

khususnya yang menyangkut gagasan tentang hubungan yang sesuai antara Islam dan 

negara, banyak yang beranggapan bahwa masalahnya berhubungan erat dengan 

dimensi teologis atau filososfis politik Islam. Dalam pandangan pemikir muslim 

Indonesia, dasar-dasar teologis filososfis yang sebenarnya merupakan produk 

pemahaman muslim atas doktrin ajaran Islam, mempengaruhi dan membentuk ide 

dan praktik para pemikir dan aktivis politik Islam.
76

 

Pemikiran dan gagasan seseorang sangat dipengaruhi oleh setting sosial 

dimana ia berada, hal ini pula berlaku bagi Cak Nur. Ia merupakan tokoh terkemuka 

dan penarik gerbong pembaruan pemikiran Islam di Indonesia.
77

 Kapasitasnya 

sebagai seorang intelektual terkemuka didukung oleh tradisi keilmuan tradisional dan 

modern. Terobosannya dalam usaha mengintegrasikan antara keislaman dan 

kebangsaan atau antara tradisi dan kemodernan, menjadikan ia seorang pemikir yang 

punya reputasi. Menurut tokoh seperti Syafi Ma‟arif, meski kemudian Cak Nur sering 

disalah pahami oleh berbagai pihak namun tak sedikit juga yang diam-diam 

mengikuti jejak pemikirannya. Jika melihat setting sosial pada masanya, 

pembaruannya dimulai dari kegentingan melihat situasi dan kondisi sosial politik 

pada masa Orde Baru, masa peralihan kekuasaan dari Orde lama yang dimotori oleh 
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Soekarno. Masa Orde Baru tersebut dimulai dari jargon pembangunan setelah pada 

era sebelumnya pemerintah dianggap terlalu fokus pada konsolidasi ideologis. Era ini 

ditandai oleh jargon pembangunan dan modernisasi dan menjadi landasan bagi 

jalannya rezim pemerintahan yang diperkuat oleh ABRI tersebut. Hal ini 

mengandaikan adanya pemerintahan stabil yang ditandai dengan dukungan militer. 

Sebagai konsekuensi, maka kekuatan politik yang ada pada masa Orde Baru harus 

tunduk. Namun dalam situasi demikian, beberapa kalangan seperti Islam (terutama 

dari kalangan tua) melalui gerakan Islam yang berorientasi politik senantiasa ingin 

menunjukkan eksistensinya. Hal ini tentunya tidak direstui oleh pemerintahan Orde 

Baru, mengingat pada masa sebelumnya (Orde Lama) terjadi kekacauan dan 

perdebatan ideologis berkepanjangan sehingga melupakan pembangunan. Di sisi lain, 

umat Islam dari kalangan tua tersebut tetap kukuh dalam pendirian politiknya 

sehingga konsekuensinya bisa ditebak, merekapun di kucilkan.
78

 

Situasi tersebut dilihat oleh generasi muda seperti Cak Nur yang pada saat itu 

dekat dengan Masyumi. Generasi muda seangkatan Cak Nur terdiri dari pemuda 

Islam yang berasal dari beberapa organisasi kepemudaan seperti HMI. Cak Nur yang 

pada saat itu ditokohkan kemudian melihat bahwa strategi yang diusung oleh generasi 

tua dalam menyuarakan aspirasinya tidak begitu efektif dan tidak produktif. Maka 

Cak Nur melihat perlunya pembaruan pemikiran pada umat Islam dalam menghadapi 

era pembangunan tersebut. Meski konsekuensinya banyak kalangan (khususnya 
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generasi tua dari Masyumi) kecewa dengan ide Cak Nur, namun ia tetap berpendirian 

kukuh bahwa pembaruan pemikiran menjadi suatu keharusan.
79

 

Dalam pidatonya di Taman Ismail Marzuki, ia menekankan perlunya 

pembaruan pemikiran dan integrasi. Secara garis besar ada tiga poin yang menjadi 

fokus pembaruan Cak Nur yaitu keislaman, kemodernan dan keindonesiaan. 

Berkaitan dengan ide pembaruan, salah satu hal penting menurutnya adalah 

membebaskan umat dari nilai-nilai tradisional yang membelenggu kepada nilai-nilai 

yang berorientasi ke depan. Proses pembebasan tersebut mengandaikan adanya 

“sekularisasi”. Namun sekularisasi yang dimaksud bukanlah penerapan sekularisme 

seperti halnya di Barat. Dalam makalah pembaruannya, ia mengeluarkan jargon yang 

cukup populer dengan sebutan “Islam Yes, Partai Islam No”. Gagasan ini merupakan 

salah satu bentuk ekspresi dari ide nya tentang modernisasi, termasuk di dalamnya ide 

sekularisasi. Namun terkait ide sekularisasi, banyak yang kemudian di salah pahami 

istilah tersebut. Hal itu karena mereka memahami istilah sekularisasi dalam konteks 

pengalaman di Eropa. Padahal istilah sekularisasi yang dimaksud sudah berkembang 

dan diinterpretasi ulang oleh Cak Nur sebagai istilah yang bermakna “desakralisasi” 

yaitu tidak ada sesuatu yang sakral kecuali Tuhan semata. Sehingga implikasinya bisa 

saja masuk dalam ranah sosial politik seperti ketika ia berpendapat bahwa tidak ada 

partai Islam yang sakral. Karena hal yang diyakini sebagian umat Islam pada masa itu 
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bahwa harus memilih partai Islam dalam pemilu, jika tidak maka ia tidak termasuk 

Islam.
80

 

Ceramah Cak Nur pada tahun 1972 di Taman Ismail Marzuki Jakarta dengan 

topik “Menyegarkan kembali pemahaman keagamaan di kalangan umat Islam di 

Indonesia”, di satu pihak semakin memopulerkan ide-ide pembaruan. Tetapi di sisi 

lain ceramah tersebut juga mendapat penolakan yang keras dari sebagian kelompok 

yang tidak sepakat dengan gagasan tersebut. Salah satu pernyataan Cak Nur ketika itu 

ialah penolakan terhadap konsep “negara Islam”. Konsep tersebut pernah 

diperjuangkan oleh Masyumi dalam forum konstituante 1959. Namun Cak Nur 

menganggap itu adalah sebuah apologi. Alasannya bahwa itu hanya merupakan 

bentuk inferioritas umat Islam dalam menghadapi kemajuan Barat.
81

 

Menurut Cak Nur, konsep negara Islam adalah suatu distorsi hubungan 

proporsional antara agama dan negara. Negara adalah salah satu segi kehidupan 

duniawi yang dimensinya rasional kolektif,sedangkan agama lebih menekankan pada 

aspek spiritual pribadi.
82

 Dalam kesempatan lain, Cak Nur mengatakan bahwa usaha 

partai Islam dalam memperjuangkan kembali piagam Jakarta dengan memberlakukan 

tujuh kata “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” 

                                                           
80

Yudi Latif, Cak Nur; Kebesaran dan kesalahpahaman, dalam “Api Islam” Ahmad  

Gaus, h.4 

81
Cak Nur, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 224. 

82
Marwan Sadirjo, Cak Nur Diantara Sarung Dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab, 

(Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2005), h. 



64 

 

sebagai usaha yang mereduksi semangat tauhid yang terkandung dalam sila pertama 

dari pancasila.  

Setelah melontarkan gagasan tersebut, muncul reaksi dari berbagai pihak yang 

tidak sepakat dengan gagasan tersebut, diantaranya H.M Rasyidi dan Endang 

Syaifuddin Anshari. H.M Rasyidi menulis buku dengan judul koreksi terhadap Drs. 

Cak Nur tentang sekularisasi. Sedangkan Endang Syaifuddin Anshari menulis buku 

dengan judul “Kritik atas paham dan gerakan pembaruan Drs. Cak Nur”. 

Dalam konteks perpolitikan Indonesia Cak Nur adalah seorang yang paling 

rajin dalam menyuarakan gagasan dan pemikirannya. Dia juga berpendapat bahwa 

masa depan Indonesia adalah prinsip demokrasi yang merupakan suatu tatanan sosial 

politik modern. Menurutnya demokrasi tersebut memerlukan ideologi modern yang 

bersifat open ended yaitu ideologi yang terbuka yang bisa ditafsirkan ulang dan tidak 

tertutup.
83

 Demokrasi inilah menurutnya yang menjadi sense of purpose ketiga dari 

bangsa Indonesia setelah sebulumnya ada sense of purpose kemerdekaan national 

building (Seokarno-Orde lama) dan Pembangunan (Soeharto-Orde Baru).  

Menurut Cak Nur dalam sejarah bangsa Indonesia merujuk pada kenyataan 

paham nasionalisme yang umumnya bersifat sentimental. Namun itu tidak bisa 

berjalan dengan baik tanpa dilengkapi oleh kehadiran rasa keagamaan yang 

memberikan kehangatan sebagai sumber kreatif dan integral bagi pembangunan 

bangsa. Ini dibuktikan bahwa banyak dari tokoh cendekiawan dan pendiri bangsa 
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berasal dari kalangan Islam. Meskipun banyak diantara mereka berlatar pendidikan 

dari Barat, namun mereka tetap menggunakan semangat Islam dalam menggunakan 

konsep sosial-politik yang demokratis. Islam bagi mereka merupakan landasan moral 

etis dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh elemen bangsa.
84

 

Cak Nur juga berpendapat bahwa banyak diantara kaum modernis jatuh dalam 

perangkap fundamentalisme. Dalam artian mereka menjadi fanatik dan anti terhadap 

Barat, bersifat selektif dalam menafsirkan teks al-Qur‟an dan bersifat apologetik 

dalam membela Islam. Hal ini yang mengakibatkan kebuntuan dalam umat Islam di 

Indonesia. Cak Nur berpendapat bahwa kebuntuan itu bisa diatasi jika kaum modernis 

tidak menolak seluruhnya kekayaan khazanah tradisional Islam yang penuh kreatifitas 

intelektual, sambil mengembangkan kemampuan menjawab tantangan zaman yang 

semakin meningkat dengan cepat. Dengan kata lain ia ingin kembali kepada prinsip 

ushul fiqh yaitu memelihara yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang 

lebih baik.
85

 

Selain itu Cak Nur juga melakukan aktivitas politik yang menentukan perjalan 

perpolitikan tanah air. Hal ini terjadi pada tahun 1998 ketika kekuasaan Soeharto 

berada pada titik kritis. Mundurnya penguasa Orde Baru tersebut tidak lepas dari 

peran yang dijalankan oleh Cak Nur yang memberikan pertimbangan mengenai 
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realitas yang dihadapi Soeharto dan tuntutan massa agar Soeharto mundur dari 

jabatannya sebagai presiden. Dalam masa transisi ini sempat muncul opini untuk 

mendaulat Cak Nur menjadi pengganti Soeharto sebagai penyelamat Indonesia dari 

krisis. Namun Cak Nur dengan tegas menolak dan tetap konsisten dengan jalur 

intelektual dan konsen dalam pengembangan pemikiran Islam.
86

 

Selanjutnya peristiwa yang cukup mengagetkan ketika pada tahun 2004, Cak 

Nur menyatakan maju dalam bursa pemilihan Presiden. Pilihan ini sontak 

mengagetkan berbagai kalangan. Ada yang mendukung, namun tidak sedikit pula 

yang menyayangkan tindakan Cak Nur tersebut yang sejak semula fokus dengan 

dunia intelektual. Semua jejak hidup yang selama ini ditorehkan oleh Cak Nur bisa 

menjadi pudar karena ikut sertanya dalam kancah perpolitikan. Apalagi ketenaran 

Cak Nur bukan terletak pada kemampuannya menggalang atau memanipulasi massa, 

melainkan pada produktivitas dalam karya-karya intelektualnya. Menurut Cak Nur 

niatnya maju dalam bursa tersebut dilandasi oleh pertimbangannya untuk 

memberikan peran aktif dalam meneruskan pembangunan di Indonesia. 

Namun dalam perkembangannya, Cak Nur membatalkan niat tersebut, karena 

tampaknya bahwa jalur intelektualnnya lebih sesuai. Di sisi lain kondisi kesehatan 

Cak Nur pada saat juga mengalami penurunan akibat penyakit yang dideritanya. 
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Gangguan fungsi hati menderanya hingga dioperasi keluar negeri. Pada saat setelah 

itu kondisinya mengalami pasang surut hingga ia meninggal pada tahun 2005.
87

 

Sebagai tokoh pembaharu, tentunya gagasan Cak Nur tentang sekularisasi dan 

gagasan lainnya bisa menjadi rujukan dan perhatian dari berbagai kalangan. 

Cendikiawan lulusan Chicago tersebut merupakan tokoh yang senantiasa 

mencurahkan perhatiannya pada Islam dan kondisi kebangsaan. Semangat itu ia tidak 

lepas dari pergumulannya dengan dunia intelektual sejak awal lekat dengan dunia 

keilmuan. Ditambah lagi dengan pengetahuan luas tentang berbagai khazanah 

intelektual baik dari Barat dan Timur khususnya tradisionalisme Islam. Bacaan yang 

luas juga sangat mempengaruhi perkembangan intelektual Cak Nur. Ia banyak 

membaca karya tokoh intelektual dari dunia Islam klasik hingga Barat modern. 

Tokoh-tokoh seperti Umar bin Khattab, Ibnu Taimiyyah, al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Al- 

Maududi, Hasan al-Banna, Robert N. Bellah, Harvey Cox, hingga Fazlurrahman juga 

banyak mempengaruhi ide-ide pembaruan yang ia gagas.
88

 

C. Kerangka Metodologis Pemikiran Nurcholish Madjid 

Dalam doktrin ajaran Islam, Al-Qur‟an merupakan pegangan yang harus 

dipatuhi dalam menjalani kehidupan di permukaan bumi ini agar tidak tersesat. 

pendekatan terhadap Al-Qur‟an adalah awal untuk memaknai dan memahami apa 

yang menjadi pengetahuan berikutnya. Sebagai sumber utama, Al-Qur‟an tidak hanya 
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menjadi media bagi ilmu pengetahuan tetapi juga objek ilmu pengetahuan itu sendiri. 

Karenanya, pemahaman awal terhadap Al-Qur‟an menjadi kata kunci untuk 

menetapkan sebuah hukum. Apalagi kemudian didasarkan atas fakta dan ketetapan 

para ulama (ijma‟) bahwa al-Qur‟an menempati posisi teratas dalam hierarki sumber 

hukum Islam.
89

 

Menurut Cak Nur, ijtihad merupakan sebuah proses yang harus dilakukan 

secara terus menerus dari pemikiran orisinal, berlandaskan penilaian atas gejala-

gejala sosial dan sejarah, yang sewaktu-waktu harus ditinjau kembali benar salahnya 

menurut ukuran prinsip-prinsip Islam. Karena ijtihad merupakan proses, maka sudah 

seharusnya umat Islam menggali kebenaran tanpa berhenti. 

Apa yang dilakukan oleh Cak Nur adalah sebuah tindakan politik yang 

menginginkan agar Islam tetap dijalankan oleh umatnya. Tindakan politik itu yaitu 

dengan selalu menyandarkan segala sesuatu kepada teks-teks Al-Qur‟an, hal ini 

merupakan sebuah keniscayaan.  

Pada dasarnya, latar belakang pemikiran Cak Nur memiliki keseimbangan 

antara pemikiran tradisional dan pemikiran modernis. Hal ini dikarenakan, Cak Nur  

adalah seorang tokoh yang secara intelektual dididik dan dibesarkan dalam 

lingkungan tradisi keagamaan Islam yang kuat dan dunia keilmuan Barat yang 

kritis.
90
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Pemikiran Cak Nur sedemikian rupa tidak bisa dilepaskan dari pengaruh 

lingkungan rumah dan eksistensi keluarganya. Pengaruh yang paling menonjol 

terletak pada seorang ayah yang berperan besar dalam membentuk watak pemikiran 

keyakinan dan intelektualitas awal Cak Nur. Ayahnya yang pertama-tama 

mengajarkan, mendidik, dan menanamkan nilai-nilai Qur‟an dalam jiwa Cak Nur 

meskipun ketika itu usia Cak Nur masih enam tahun.
91

 

Pada sisi lain, ayahnya yang merupakan salah satu tokoh partai politik Islam 

Masyumi yang berlatar belakang tradisionalis dan modernis juga salah satu yang 

membangun dasar-dasar pemikiran Cak Nur secara politik.
92

 

Dorongan untuk membahas masalah keharusan pembaruan pemikiran politik 

dan salah satunya adalah tema tentang oposisi yang telah di lontarkannya berulang-

ulang. Menurut Cak Nur, merupakan sebuah keharusan mengingat pada prinsipnya 

dalam demokrasi yang sehat diperlukan check and balance yaitu adanya kekuatan 

pemantau dan pengimbang, sebab jika dilihat dari pandangan yang agak filosofis, 

manusia itu tidak mungkin selalu benar.
93

 Sehingga perlu adanya kelompok yang 

legal dan formal dalam hal ini di wakili oleh partai politik untuk memantau kinerja 

pemerintah. 
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D. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Oposisi 

Berbicara soal demokrasi, demokratisasi dan perlunya oposisi terhadap 

pemerintahan  ternyata sampai hari ini dirasa masih sangat relevan mengingat di era 

reformasi yang sudah berjalan selama 23 tahun belum ada satu partai pun yang berani 

secara sengaja dan disiapkan secara konsepsional menjadi oposisi dengan segala 

konsekuensinya. Karena itu ide-ide tentang perlunya partai oposisi seperti yang 

dituangkan dalam artikel “Demokrasi, Demokratisasi dan Oposisi” yang ditulis oleh 

Cak Nur, samapi hari ini tetap penting dan strategis dikemukakan untuk kepentingan 

kehidupan berdemokrasi di negara kita.
94

 

Bagi Cak Nur, demokrasi adalah suatu kategori dinamis. Ia senantiasa 

bergerak dan berubah, baik itu ke arah negatif maupun positif. Suatu negara cukuplah 

disebut demokratis manakala didalamnya terdapat proses-proses perkembangan 

menuju ke arah perkembangan yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai 

kemanusiaan. Check lists yang dapat digunakan untuk mengukur maju mundurnya 

demokrasi adalah seberapa jauh kebebasan asasi seperti kebebasan menyatakan 

pendapat, berserikat dan berkumpul itu dapat dilaksanakan. Kebebasan asasi itu 

selanjutnya dapat dikaitkan dengan berbagai pengalaman di berbagai segi kehidupan, 

baik dalam dimensi politik, ekonomi maupun hukum.
95

 

Dari sudut pandang ini Cak Nur ingin menyampaikan bahwa di negara 

demokratis, seharusnya negara membuka lebar-lebar tuntutan yang menjadi aspirasi 
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masyarakat dan pelaksanaan kebebasan asasi dari para warganya, sehingga apa yang 

dilakukan pemerintah, ketetapan atau pun keputusan yang dihasilkannya di dalam 

bidang, sosial, ekonomi, politik, hukum, maupun dalam bidang lainnya, pemerintah 

harus mengikut sertakan masyarakat untuk didengar aspirasinya sehingga keputusan 

yang diambil akan membawa dampak yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat 

dan negara itu sendiri.  

Dalam negara demokrasi, suara atau aspirasi rakyat harus didengar, tidak ada 

larangan dalam menyampaikan pendapat (kebebasan), tidak ada keseweng - 

wenangan dalam penegakan hukum, yang bertujuan untuk keadilan dalam masyarakat 

Lebih jauh Cak Nur berpendapat bahwa, pilihan kita kepada sistem demokrasi 

sebagai ideologi, tidak hanya karena pertimbangan - pertimbangan prinsipil, yaitu 

karena nilai-nilai demokrasi itu dibenarkan dan didukung oleh semangat ajaran Islam, 

tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan permainan politik yang terbuka.
96

 Dengan 

fungsinya ini dimungkinkan bagi setiap orang untuk memberikan masukan -

masukannya maupun kritikan - kritikanya untuk membangun demokrasi itu sendiri. 

Hal ini juga sesuai dengan sejarah kelahiran, dan penerimaan masyarakat 

terhadap demokrasi, tuntutan demokratisasi di berbagai wilayah didorong oleh faktor 

yang antara lain sistem pemerintahan yang menganut sistem politik sentralistik, 

otoriter, diktator atau monarki seperti Timur Tengah, sistem yang ada cenderung 

lebih represif, tidak memberi ruang gerak bagi masyarakat dan korup. 
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Oleh karena itu, bagi rakyat Indonesia tidak ada pilihan lain kecuali menuju 

dan mengembangkan demokrasi yang lebih maju (advance democracy) sebagai 

kelanjutan logis keberhasilan pembangunan. 

Pemikiran Cak Nur tersebar melalui berbagai tulisannya yang dimuat secara 

berkala di tabloid Mimbar Demokrasi, yang diterbitkan HMI. Gagasan Presiden 

Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara ini memukau banyak orang, hingga Cak 

Nur di beri gelar oleh orang-orang Masyumi sebagai “Natsir muda”. “Gelar Natsir 

muda itu bukan karena dia pintar agama, melainkan karena pemikiran - 

pemikirannya. 

Selain demokrasi, pemikiran Cak Nur yang paling menggegerkan khalayak, 

terutama para aktivis gerakan Islam, adalah saat pemimpin umum majalah Mimbar 

Jakarta ini melontarkan pernyataan “Islam yes, partai Islam no”. Cak Nur ketika itu 

menganggap partai-partai Islam sudah menjadi “Tuhan” baru bagi orang-orang Islam. 

Partai atau organisasi Islam dianggap sakral dan orang Islam yang tak memilih partai 

Islam dalam pemilu dituding melakukan dosa besar. 

Karena gagasannya ini, tuduhan negatif datang ke arah Cak Nur, mulai dari 

pemikir aktivis gerakan Islam sampai peneliti asing. Di dalam negeri, pemikiran Cak 

Nur ditentang tokoh Masyumi, Profesor H.M. Rasjidi. Sedangkan dari negeri Jiran, 

Malaysia, ia dicerca oleh Muhammad Kamal Hassan, penulis disertasi yang 

kemudian diterbitkan dengan judul Muslim Intellectual Responses to “New Order” 

Modernization in Indonesia. Hassan menuding Cak Nur sebagai anggota Operasi 

Khusus (Opsus) di bawah Ali Moertopo. 
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Kejutan berikut datang lagi pada Pemilu 1977, dalam pertemuan di kantor 

Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), saat para aktivisnya sedang cenderung 

memilih Golkar sebagai kendaraan politik. Cak Nur satu-satunya tokoh yang 

meminta agar mahasiswa tidak memilih Golkar. “Sebab, waktu itu, menurut Cak Nur, 

Golkar sudah memiliki segalanya, militer, birokrasi, dan uang,” kata Utomo. Maka, 

dalam kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Cak Nur mengemukakan 

teori “memompa ban kempes”, yaitu pemikiran agar mahasiswa memilih partai saja 

ketimbang Golkar. Cak Nur percaya bahwa sudah saatnya partai oposisi untuk 

menunjukkan eksistensinya yaitu sebagai check and balances dan mengajak 

mahasiswa agar tidak memilih Golkar.
97

 

Pemikiran politik Cak Nur semakin memasuki ranah filsafat setelah ia kuliah 

di Universitas Chicago, di Chicago, Illinois, Amerika Serikat, untuk meraih gelar 

doktor dalam bidang filsafat. Cak Nur terlibat perdebatan segitiga yang seru dengan 

Amien Rais dan Mohamad Roem. Pemicunya adalah tulisan Amien Rais di majalah 

Panji Masyarakat, “Tidak Ada Negara Islam”, yang menggulirkan kegiatan surat-

menyurat antara Cak Nur yang berada di Amerika dan Roem di Indonesia. Cak Nur 

menyatakan tidak ada ajaran Islam yang secara qoth‟i (jelas) untuk membentuk 

negara Islam. Surat-surat pribadi itu ternyata tak hanya dibaca Roem, tetapi juga 

menyebar ke tokoh lain, misalnya Ridwan Saidi. 
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Pada Mei 1998, Saat itu Cak Nur berbicara langsung kepada Soeharto 

memintanya mundur.
98

 Itulah sebabnya setiap berbicara tentang Islam di Indonesia, 

nama Cak Nur pasti ikut dibicarakan. Cak Nur bukan hanya sebagai tokoh pemicu 

pembaharuan pemikiran Islam yang memancing polemik di tingkat elite intelektual 

Islam, tapi Cak Nur perlahan tapi pasti telah menjelma menjadi teks atau discourse 

pembaharuan itu sendiri. 

Partai oposisi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak Soekarno 

memperbolehkannya berdiri partai politik dengan demokrasi terpimpinnya tetapi 

partai oposisi pada saat itu belum berani untuk menunjukan eksistensinya apalagi di 

zaman orde baru. Partai di luar pemerintahan masih di anggap sebagai partai yang 

mengancam kedaulatan pemerintah yang berkuasa saat itu. 

Sementara itu menurut Cak Nur dalam bukunya “Dialog Keterbukaan” 

menyatakan bahwa dalam Negara demokrasi yang sehat sangat diperlukan check and 

balance sebagai kekuatan pemantau dan penyeimbang, sebab dalam pandangan 

filosofis manusia tak mungkin selalu benar untuk menjalankan check and balance 

secara formal di parlemen dan pemerintahan.  Menurutnya juga, oposisi tidak berarti 

to oppose (menentang) tapi dalam oposisi terkandung unsur to support (mendukung). 

Dalam pandangan cak Nur oposisi sangat berbeda dengan oppositionalisme adalah 

menentang sekedar menentang, sangat subyektif dan bahkan itikadnya kurang baik, 

seperti kebiasaan mendaftarkan kesalahan orang lain. Sedangkan oposisi dalam 
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semangat loyal, loyal kepada Negara, loyal kepada cita-cita bersama dan bahkan 

kepada pemerintah pun dalam hal yang jelas-jelas baik harus loyal. 
99

 

Menurut pemikiran Cak Nur jelas bahwa partai oposisi dalam perannya hanya 

sebatas menyeimbangkan pemerintah karena dalam hakikatnya manusia tidaklah 

luput dari khilaf, sehingga peran partai oposisi atau partai diluar pemerintahan sangat 

berpengaruh sebagai pengingat apabila pemerintah salah menjalankan kewajibannya 

dan salah dalam implementasi agenda untuk mensejahterakah rakyatnya. 

Walaupun partai oposisi tidak terlalu ikut campur dalam urusan untuk 

mengambil keputusan di pemerintahan, tetapi kedudukannya sangat kuat jika partai 

oposisi yang menguasai parlemen lebih banyak daripada partai yang sedang berkuasa. 

Kondisi ini justru menguntungkan bagi pihak oposisi dalam ikut serta untuk 

melakukan pemantauan terhadap kebijakan - kebijakan pemerintah yang sedang 

berkuasa, mengingat bahwa setiap Undang-undang yang akan disahkan haruslah 

melalui persetujuan dari anggota parlemen. 

Pelaksanaan politik yang dijalankan di Indonesia masih diliputi oleh beragam 

kecurangan dalam Pemilu. Lebih memprihatinkan lagi dalam pandangan Cak Nur 

adalah adanya ketertutupan beberapa pemegang kekuasaan mengenai politik, malah 

melihat politik sebagai kekuasaan yang tidak boleh diperbincangkan, apalagi 

dijadikan bahan kritikan. Pandangan yang keliru terhadap politik itu pada akhirnya, 

menurutnya, akan menjadi penghalang utama bagi kebebasan berbicara serta 
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mengemukakan pikiran, yang ujungnya mempengaruhi juga terhadap alam demokrasi 

di Indonesia.
100

 

Rasa keprihatinan Cak Nur tentang kehidupan politik di Indonesia itu telah 

mendorongnya untuk melakukan pemikiran politik yang menggegerkan dunia 

perpolitikan bangsa, tidak saja bagi para pemegang kekuasaan, tetapi juga bagi 

kalangan politikus dan kaum intelektual. Yaitu pemikirannya mengenai perlunya 

partai oposisi di Indonesia. Sebuah partai yang diartikannya sebagai sebuah 

kelompok masyarakat senantiasa harus mengawasi dan mengimbangi kekuasaan yang 

ada, sehingga terpelihara dari kemungkinan jatuh kepada tirani. 

Bagi Cak Nur, sistem politik disebut demokratis jika terdapat wujud dinamika 

pengawasan dan pengimbangan (check and balance). Mengapa pengawasan? Sebab, 

sebagai ideologi terbuka, demokrasi adalah sistem yang terbuka untuk semua 

pemeran serta (partisipan) dan tidak dibenarkan untuk diserahkan pada keinginan 

pribadi atau kebijaksanaan pemimpin. Sistem masyarakat dapat dikatakan demokratis 

hanya jika terbuka kesempatan bagi setiap kelompok dalam masyarakat untuk 

berpartisipasi, apa pun dan bagaimanapun caranya, dan tidak boleh dibiarkan adanya 

unsur sebagian yang mendominasi keseluruhan. Dengan penegasan tersebut, bagi Cak 

Nur, tidaklah bisa dibenarkan dalam alam demokrasi jika tidak terdapat partai politik 

oposisi. Dan, partai oposisi yang dimaksudkan Cak Nur adalah partai yang 
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menjalankan ide check and balance sehingga tidak berarti terus-menerus to oppose, 

tapi juga to support. Cak Nur mencontohkan di AS yang hanya ada partai pemerintah 

dan Partai oposisi. Jika yang tengah berkuasa Partai Demokrat, maka yang menjadi 

oposisi adalah Partai Republik. Demikian sebaliknya. Menariknya, dalam beberapa 

hal sering terjadi koalisi-koalisi. Karena lu, tidak aneh jika terjadi sebagian orang-

orang Partai Republik berpihak pada suatu masalah yang orang-orang Partai 

Demokrat juga memihaknya. Demikian juga sebaliknya. Namun, itu semua dilakukan 

dengan inisiatif penuh dari orang-orang tersebut. Jadi hal itu terjadi bukan masalah 

kebijakan golongan atau kelompok, melainkan inisiatif penuh sebagai wakil rakyat.
101

  

Di sinilah relevansi jargon politik Cak Nur menemukan bentuk artikulasinya 

secara tepat, bahwa demokrasi sebagai cara, bukan tujuan. Ini artinya, Cak Nur 

menghendaki sistem kemasyarakatan yang demokratis yang berdasarkan 

musyawarah, sebagai wujud pengamalan Pancasila sila keempat. Jika demokrasi 

berpijak pada kata musyawarah, maka masing-masing anggota masyarakat bisa saling 

memperingatkan tentang yang baik dan yang benar.
102

 

Dari berbagai ide dan aktivitasnya, jelas sosok Cak Nur adalah figur teladan 

demokrasi. Teladan itu bahkan dibuktikannya saat beliau memberikan dukungan 
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kepada institusi - institusi politik yang ada, yang selalu memperhitungkan prinsip 

check and balance.  

Oposisi bukan sebuah kebutuhan, melainkan kenyataan yang tak terhindarkan. 

Keberadaan oposisi membuat negara memiliki counter player oposisi hadir sebagai 

penerhati, pengontrol, dan evaluator perilaku dan kinerja negara. Tanpa oposisi, 

demokrasi berhenti sebagai slogan. Dalam konteks ini, diskusi tentang oposisi dalam 

perpolitikan Orde baru di Indonesia senantiasa memiliki relevansi.
103

 

Mengingat kekacauan yang terjadi di era orde lama, Cak Nur selalu 

menegaskan petingnya suatu partai oposisi dalam pemerintahan yang berkuasa karena 

bukan tidak mungkin pelaksanaan kebijakan yang mereka lakukan tidak sesuai 

dengan apa yang telah mereka rencanakan, sehingga partai oposisi disini sebagai 

lembaga yang legal dan formal hendaknya dapat mengawasi kinerja pemerintah yang 

tidak sesuai dengan tujuan awal mereka yang baik. 

Inilah yang menjadikan Cak Nur mengungkapkan gagasan tentang partai 

oposisi itu perlu dalam suatu demokrasi yang modern, karena pemerintah dengan 

kelemahannya sebagai manusia tidaklah luput dari khilaf dan salah. Tapi ketika 

pemimpin itu zalim terhadap rakyatnya pun kita sebagai umat Islam harus tetap 

tunduk dan mengikuti apa yang telah telah menjadi ketetapan pemerintah atau 

pemimpin bangsa ini. 
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Islam dalam sejarahnya memang tidak mengenal adanya suatu partai politik 

maupun partai oposisi, namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa dalam 

Islam sebenarnya mempunyai pandangan sendiri tentang adanya kelompok atau partai 

yang berada di luar pemerintahan atau partai yang selalu menentang keberadaan 

pemerintah yang sedang berkuasa. 

Walaupun tidak ada dalil aqli maupun naqli yang menjelaskan keberadaan dan 

sikap bagaimana partai atau kelompok yang berada dalam AlQur‟an namun ada 

beberapa ayat dalam Al-Qur‟an yang dapat dijadikan pedoman dalam beroposisi 

yang baik. 

Dalil tentang amar ma‟ruf nahi munkar merupakan dalil utama yang di 

tegakan untuk selalu berupaya mengkritik pemerintah yang berkuasa, karena di 

dalamnya terkandung makna yang sangat luas. Pun demikian dengan kondisi yang 

ada pada saat ini, sering kita temui adanya pemerintah yang sewenang - wenang 

dengan rakyatnya. Sehingga sebagai umat muslim tentulah wajib dalam menegakkan 

kebaikan walaupun hanya dengan lisannya sekalipun. 

Di Indonesia sendiri pernah terjadi revolusi di tahun 1998 dengan berakhirnya 

rezim orde baru, ini menunjukkan bahwa kekuatan rakyat sebenarnya masih dapat di 

andalkan ketika pemimpin yang berkuasa sudah tidak lagi pro dengan rakyat atau 

terlibat banyak kasus seperti korupsi dan lain-lain. Walaupun saat itu terdapat 

kelompok yang sudah terorganisir seperti partai, namun tidaklah besar pengaruhnya 

terhadap pemerintah. 
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Cak Nur hanya melakukan kritik terhadap pemerintah melalui dialog - dialog 

dan ceramahnya. Partai oposisi menurut Cak Nur hanya sebatas check and balance, 

apabila dalam kaitannya pemerintah itu zalim atau menyeleweng sebagai warga 

negara yang baik kita harus tetap loyal terhadap pemerintah yang berkuasa. 

Ibn umar r.a berkata : nabi saw bersabda “seorang muslim wajib mendengar 

dan ta‟at pada pemerintahannya, dalam apa yang disetujui atau tidak 

disetujui, kecuali jika diperintah maksiat. Maka apabila disuruh ma‟siyat, 

maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib ta‟at.”
104

  

Hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa kepatuhan seorang rakyat 

terhadap pemimpin tidaklah mutlak. Ada batasan - batasan tertentu di mana seorang 

rakyat wajib ta‟at dan patuh dan ada pula saat dimana rakyat tidak perlu patuh, 

bahkan boleh memberontak atau melawan. Dalam hadis di atas, batasan - batasan 

kepatuhan terhadap pemimpin itu adalah selama pimimpin tidak memerintahkan 

rakyatnya untuk berbuat maksiat. 

Rakyat memiliki hak dan pemimpin memiliki tanggung jawab. Begitu pula 

sebaliknya, rakyat memiliki tanggung jawab dan pemimpin juga memiliki hak. 

Antara keduanya harus ada keseimbangan dan kesetaraan. Yang satu tidak boleh 

mendominasi yang lain. Akan tetapi kekuasaan sepenuhnya adalah tetap berada di 

tangan rakyat. Karena hakekat kepemimpinan hanyalah amanat yang harus diemban 
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oleh seorang pemimpin. Bila sang pemimpin tidak bisa menjaga amanat itu dengan 

baik, maka kekuasaan kembali berada di tangan rakyat. 

Tentu ini memang baik jika dilihat dari perspektif Islam di Indonesia yang 

mayoritas Ahlusnnah yang merupakan kelompok ber cirikan sabar dalam beroposisi, 

karena porsi kita sebagai warga negara haruslah mengakui pemimpin, baik itu 

pemimpin yang zalim atau yang memang membawa masyarakatnya menjadi ke 

kehidupan yang lebih baik. Karena berdasarkan hadits di atas jelas karena yang 

penting bagi aliran ini adalah taat kepada pemimpin sehingga kezaliman pemimpin 

adalah mutlak dengan Allah. Sehingga ketaatan kepada pemimpin di pandang lebih 

mulia ketimbang melakukan revolusi atau semacamnya. 

Berbeda dengan jika kita melihat dari buku Dr. Neveen, dari berbagai aliran 

yang ada, bahwa apakah implikasinya jika pemimpin itu terus berbuat dzalim dan 

menimbulkan kesengsaraan terhadap masyaraktnya sedangkan kita harus tetap loyal 

terhadap pemimpin seperti itu? Hal inilah yang sangat memerlukan pertimbangan, di 

satu sisi kita harus mematuhi pemimpin sesuai dengan hadits baginda Rasul dan disisi 

lain kita menyaksikan bahwa semakin banyak masyarakat yang sengsara akibat 

kebijakan pemimpin tersebut. Jelas bahwa kita memang harus mematuhi pemimpin 

apapun alasannya tetapi kita juga berhak menegakkan amar ma‟ruf nahi munkar yang 

telah tertulis jelas dalam Al-Qur‟an. 

Penulis berpendapat bahwa gagasan yang di lontarkan oleh Cak Nur bahwa 

sebagai partai oposisi yang mempunyai kedudukan konstitusional haruslah tetap loyal 

kepada pemerintah, gagasan tersebut haruslah dengan syarat pemerintah itu masih 
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bertindak sesuai dengan syari‟at dan tidak menimbulkan kesengsaraan terhadap 

rakyat yang di pimpinnya. Karena pemimpin (kepala negara) dalam perspektif Islam 

merupakan wakil dari umat atau lebih tepatnya pegawai umat. Di antara hak yang 

mendasar, wakil layak diperhitungkan atau perwakilan itu dicabut jika memang 

dikehendaki, terutama jika orang yang mewakili mengabaikan berbagai kewajiban 

yang harus dilakukannya dan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyatnya sebaiknya 

dilakukanlah revolusi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa tersebut. Mengingat 

dampak dari kebijakan pemerintah yang zalim lebih buruk daripada dilakukannya 

sebuah revolusi untuk mengganti pemimpin yang baru.
105
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BAB IV 

ANALISIS PERAN DAN FUNGSI OPOSISI 

MENURTU NURCHOLISH MADJID  

 

A. Peran Oposisi 

Pemhaman tentang oposisi tidak bisa di artikan sebagi penentang atau 

perlawan  terhadap pemerintahan atau dalam Islam selalu dihubungkan dengan istilah 

bughat atau pemberontak, akan tetapi di era yang modern ini, oposisi merupakan 

suatu lembaga atau organisasi yang dapat bersinergi dengan pemerintah untuk 

sekedar memberikan kritik dan masukan apabila pemimpin yang memerintah 

melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu pasca pesta 

demokrasi partai yang kalah dalam pemilu hendaknya tetap memberikan kontribusi 

yang baik untuk kemajuan bangsa Indonesia. 

Dalam buku “Dialog keterbukaan (artikulasi nilai Islam dalam wacana sosial 

politik kontemporer)”, menurut Cak Nur peran partai oposisi merupakan suatu 

kenescayaan dari ide demokrasi. Beliau menjelaskan bahwa oposisi adalah suatu 

kenyataan yang tak dapat di elakkan dalam demokrasi, apabila peran oposisi tidak 

diakui keberadaannya, maka dapat mengakibatkan saling curiga satu sama lain 

sehingga beranggapan bahwa  kelompok oposisi hadir sebagai suatu ancaman yang 

dapat merusak tatanan pemerintahan.
106
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Cak Nur berusaha untuk memberikan pemahaman bahwa masyarakat maupun 

pemerintah tidak memberikan ruang atau pengakuan kepada kelompok oposisi. 

Padahal kenyataannya menurut Cak Nur, partai oposisi adalah partai yang kalah 

dalam pemilu sehingga tidak masuk dalam pemerintah . Karena pada dasarnya partai 

oposisi merupakan partai yang berada di luar lingkaran pemerintahan. 

Pada masa era orde baru partai yang berada di luar pemerintahan adalah PPP 

dan PDI, mereka sebenarnya merupakan partai oposisi, akan tetapi mereka tidak ingin 

menyatakan dirinya sebagai partai oposisi. Hal ini disebabkan sejarah kelam bangsa 

Indonesia di tahun 1965-1966. Pada saat itu terjadi revolusi yang sangat brutal serta 

membabi buta, terjadi saling serang antara partai yang berada di luar pemerintahan 

dengan partai komunis indonesia. Sehingga menimbulkan trauma untuk sebagian 

orang maupun Cak Nur. 
107

 

Pemaknaan oposisi yang salah dapat mengakibatkan kurang efektifnya peran 

oposisi di Indonesia, karena konsep oposisi yang diinginkan oleh masyarakat lebih 

pada peran oposisi yang soft seperti menjadi penyeimbang, pengontrol dan mitra 

kerja pemerintah. Akan tetapi sebaliknya, konsep peran oposisi yang dihindari 

masyarakat adalah yang sangat radikal seperti menjadi kekuatan lawan bagi 

pemerintah yang dapat mengganggu tatanan social sehingga terjadi kekacauan dan 

pemberontakan dimana-mana.  
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Jika dianalisis dari maknanya, oposisi tidaklah seburuk yang dibayangkan, 

karena pada hakikatnya partai oposisi hanya sekadar bertugas memantau kinerja 

pemerintah yang pada pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan kebijakan yang 

telah di rencanakan dan dijanjikan. Oleh karena itu sudah sepantasnya PPP dan PDI 

yang  bertindak sebagai partai legal dan formal mendapatkan dukungan penuh dari 

mahasiswa dan masyarakat,
108

 karena pada saat itu Golkar yang merupakan partai 

besar dengan dukungan dari birokrasinya sudah pasti memenangkan pemilu 

berikutnya. 

Idealnya partai yang kalah dalam pemilu dan tidak bergabung dengan 

pemerintahan secara tegas memproklamirkan bahwa mereka adalah partai oposisi 

sah. Sebagamana yang terjadi pada era orde baru, PPP dan PDI yang hanya berperan 

sebagai pelengkap penderita karena tidak jelasnya kedudukan mereka alias canggung. 

Disebut partai oposisi tidak, disebut partai pemerintah juga tidak karena tidak ikut 

memerintah sehingga peran kedua partai ini tidak berfungsi sama sekali. Sementara 

Golkar selalu menyatakan single majority. Kalau ada mayoritas, berarti ada minoritas 

dan minoritas itu adalah oposisi.
109

 

Indonesia pada saat awal kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kalla partai yang 

mendominasi kursi Dewan adalah partai yang kalah  dibanding partai yang menang 

dalam pemilu. Hal ini menegaskan bahwa partai oposisi pada dasarnya mempunyai 

                                                           
108

 Cak Nur, Atas Nama Pengalaman Beragama Dan Berbangsa di Masa Transisi, , h. 6. 

109
Cak Nur, Atas Nama Pengalaman Beragama Dan Berbangsa di Masa Transisi, , h. 54. 

 



86 

 

peran yang sangat besar dalam memutuskan kebijakan - kebijakan yang ada di 

Indonesia jika partai oposisi dengan berani memposisikan diri sebagai partai yang 

bertugas penyeimbang dan pengawas. Walaupun Indonesia menggunakan sistem 

presidensial akan tetapi dalam pelaksanaannya, secara kekuatan antara presiden dan 

seluruh anggota dewan adalah sama, sehingga untuk membuat undang-undang 

presiden terlebih dahulu meminta persetujuan dari mayoritas anggota dewan yaitu 

DPR. 

Dengan dikuasainya Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai oposisi, hal ini 

mengakibatkan partai oposisi mempunyai peran dan tanggung jawab yang lebih 

besar. Karena dulu partai oposisi hanya di anggap partai yang kalah dalam pemilu 

dan tidak dapat turut serta dalam pembuatan kebijakan sehingga membuat 

kedudukannya menjadi canggung dan tidak berfungsi, tetapi dalam demokrasi 

sekarang ini partai oposisi sangat jelas perannya. Berbeda dengan zaman orde baru 

dulu, partai oposisi masih di anggap sebagai ancaman bagi kedaulatan negara. 

Walaupun pada akhirnya beberapa partai politik merubah acuan ikut dalam koalisi 

pemerintah, setidaknya diawal pemerintahan, partai oposisi sudah mampu 

menunjukkan eksistensinya dan perannya walaupun sebagai partai yang kalah dalam 

pemilu tetapi masih mempunyai peran yang penting dalam pemerintahan. 

Dalam politik demokrasi, oposisi sebagai sikap, gerakan, dan tatanan 

kelembagaan dapat dilihat dari berbagai dimensinya. Pertama, oposisi sebagai sarana 

disensus karena kekuasaan menjadi hampa tanpa ketidak kuasan masyarakat. Kedua, 

oposisi menjadi sarana kelembagaan bagi partisipasi demokrasi di masyarakat. Dan 
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ketiga, oposisi adalah mekanisme pilihan sebagai upaya mendewasakan warga negara 

dan pejabat publik dalam memilih yang terbaik bagi penyelenggaraan kekuasaan. 

Namun demikian, seringkali muncul kekhawatiran bahwa kata “oposisi” 

menimbulkan trauma politik seperti pada tahun 1950-an. Oposisi atau beroposisi 

terhadap pemerintah dibayangkan dengan sebuah sikap yang tidak bersahabat, apriori 

yang konotasinya adalah sikap permusuhan dengan obsesi menjatuhkan pemerintahan 

yang sah. Di samping itu, Demokrasi Pancasila dipergunakan sebagai demokrasi yang 

tidak memberi tempat bagi lembaga oposisi. Oleh karenanya, Cak Nur memberikan 

pandangan bahwa oposisi merupakan gerakan yang harus diperjuangkan dengan 

sekuat tenaga pasca era Orde Baru.
110

 

Salah satu komponen negara demokrasi yang membedakannya dengan negara 

otoriter adalah eksisnya unsur oposisi dapat menjadi kekuatan pengontrol dan 

penyeimbang dalam pelaksanaan pemerintahan di suatu negara, sehingga 

pemerintahan dapat dicegah untuk tidak terjerumus ke dalam penyelewengan 

kekuasaan. Oleh sebab itu, oposisi adalah salah satu elemen penting untuk 

membangun negara demokrasi yang kuat. oposisi semestinya tidak perlu dicemaskan 

dan kemudian menjadi takut untuk menerima kehadirannya. Justru adanya kekuatan 

oposisi untuk menjaga pelaksanaan negara demokrasi berjalan dengan baik dan 

demokratis.  
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Adapun sistem presidensial idealnya memang berpasangan dengan sistem 

kepartaian yang dwi partai. Namun yang terjadi di Indonesia adalah semipresidensial 

karena berhadapan dengan sistem kepartaian yang multipartai. Imbasnya, dalam 

pemilihan menteri misalnya yang semestinya menjadi kewenangan penuh presiden, 

selalu terganggu oleh represtasi partai politik. Bagaimanapun, di dalam sistem yang 

semipresidensial seperti di Indonesia ini, peran oposisi sebagai pengontrol dan 

penyeimbang kekuasaan adalah sah sebagai bagian dari cheks and balance dari 

negara demokrasi. Akan tetapi, ruang aposisi sebagai medan bagi bangunan 

demokrasi yang ideal seakan belum mendapatkan tempat dalam kehidupan partai 

politik Indonesia.  

Akibatnya fungsi kontrol dan penyeimbang terhadap kekuasaan yang 

dijalankan pemerintah saat ini masih dirasa kurang efektif. Jika partai politik dinilai 

masih belum efektif menjalankan fungsi kontrol, publik justru melihat lebih 

efektifnya fungsi tersebut diperankan oleh kekuatan civil society. Setidaknya hal itu 

terekam dalam sikap publik yang menilai lembaga-lembaga di luar parlemen, seperti 

media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi mahasiswa, sebagai 

lembaga yang cukup efektif memerankan fungsi kontrol. Politik oposisi sejatinya 

adalah hal yang melekat di dalam demokrasi, ia dipraktekan untuk menjamin 

demokrasi tetap bekerja dan memastikan monopoli kebenaran tidak boleh terjadi.  

Oposisi secara umum dapat dipahami sebagai kelompok kekuatan yang ingin 

mengontrol dan mengoreksi suatu kebijakan pemerintah yang dianggap keliru atau 
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salah. Ada pula yang mengartikannya sebagai kekuatan yang semata-mata menentang 

setiap kebijakan dan langkah penguasa, tanpa menimbang apakah kebijakan tersebut 

masih dalam suatu kewenangan atau kesewenang-wenangan. Apapun pengertian yang 

diberikan, oposisi merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari perbedaan pendapat di 

masyarakat dalam proses berbangsa dan bernegara. Perbedaan pendapat adalah 

rahmat untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Kesediaan untuk 

mengoreksi dan mengkritik, kesediaan untuk dikoreksi dan dikritik serta kesediaan 

untuk berbeda pendapat inilah sebagai kunci pembuka untuk memasuki gerbang 

demokrasi. Karena itulah keberadaan oposisi adalah  guru dari demokrasi dan setiap 

organisasi harus memiliki oposisi, walaupun tidak semua oposisi mampu 

menegakkan demokrasi. Namun tanpa oposisi, demokrasi ini terancam atau justru 

mati karena dalam sistem politik demokrasi penguasa harus di kontrol. Penguasa 

tidak boleh bekerja sendiri lantaran kekuasaan itu cenderung menyimpang. Dengan 

demikian, hakikat oposisi terletak pada kejernihan memandang segala sesuatu serta 

konsistensi sikapnya dalam mendukung kebenaran. Untuk memenuhi hakikat inilah, 

sikap partisan yang dibenarkan dari oposisi adalah pemihakannya pada kebenaran dan 

kepentingan rakyat. Kehadiran kekuatan oposisi ini dalam perpolitikan nasional 

masih belum dapat diterima, bahkan banyak kalangan yang menolaknya. Padahal 

dalam UUD 1945 (setelah diamandemen) secara implisist kehadiran oposisi ini 

memiliki dasar hukum yang cukup kuat yakni dalam salah satu pasal yang tertuang 

dalam konstitusi disebutkan bahwa yang mengatur fungsi dan tugas - tugas dari DPR, 

diantaranya membuat undang-undang, menyusun anggaran dan mengawasi jalannya 
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pemerintahan. Di samping itu, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya DPR juga 

memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pentingnya 

partai-partai politik yang tidak turut dalam pemerintahan mengambil peran oposisi 

dalam melaksanakan fungsi dan tugas mereka sebagai wakil rakyat untuk 

mengimbangi dan mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menyimpang dari 

ketentuan dalam konstitusi yang disertai penjelasannya. Politik oposisi kerap dilihat 

sebagai kegiatan politik yang kurang bergengsi ketimbang kegiatan memerintah.  

Oposisi dianggap sebagai tertundanya kesempatan berkuasa. Karena itu, 

oposisi menjadi identik dengan aktivitas menjatuhkan kekuasaan. Sebaliknya, 

pemerintah yang berkuasa akan memandang oposisi sebagai ancaman terhadap 

kekuasaannya dan karena itu ia akan mempertahankan diri dengan segala cara. Pada 

hal, oposisi dibutuhkan untuk mengawasi kekuasaan yang cenderung koruptif. Lebih 

jauh oposisi diperlukan karena yang baik dan benar dalam politik harus 

diperjuangkan dalam kontestasi dan diuji dalam wacana terbuka.  

B. Fungsi Oposisi 

Dalam wacana politik Islam, oposisi (mu'āraldah) ditinjau dari dua aspek; 

doktrin kultural dan institusi struktural. Aspek doktrin kultural, menekankan bahwa 

oposisi bukan sekedar hak asasi, melainkan juga suatu kewajiban syari'ah dan 

tanggung jawab moral. 

 Seluruh nash (teks) al-Qur‟an dan Sunnah Nabi serta arahan para Khulafā 

Rashidūn membawa kepada konsekuensi logis mendorong umat Islam kepada sikap 
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oposisi yang loyal (loyal opposition), konstruktif dan reformatif. Dengan demikian, 

oposisi memainkan peran sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah dan 

merupakan bagian dari nasehat untuk menekan pemerintah agar mengubah kebijakan-

kebijakannya sesuai (yang menurut) pandangan oposisi benar.
111

 

Oposisi dalam konteks kehidupan demokrasi adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dan menjadi salah satu fondasi, selain partisipasi, dari yang disebutnya 

sebagai polyarchy (poliarki) atau sebentuk pemerintahan yang bernuansakan 

demokrasi. Dalam konteks politik, khususnya dalam kehidupan demokrasi, terdapat 

beberapa fungsi utama oposisi. Pertama, sebagai penyeimbang kekuasaan. Makna 

penyeimbang secara substansi dapat berarti adanya kekuatan di luar pemerintah yang 

memberikan alternatif pikiran atau sikap dan menyebabkan keseimbangan agar 

pemerintah tidak terlalu jauh dari kepentingan mayoritas rakyat. Makna utama 

penyeimbang ini mengingat ada kalanya pemerintah yang terpilih secara demokratis 

akhirnya jatuh menjadi pemerintahan yang melawan kehendak rakyat.
112

 

Politik oposisi berfungsi sebagai alat kontrol dan penyeimbang kekuasaan, 

jika ini dipraktekkan demokrasi di Indonesia tak lagi sebatas retorika politik. Menilik 

persoalan di atas, nyata bahwa kehadiran oposisi merupakan suatu keniscayaan yang 

mendesak. Selain keberadaan pemerintahan yang absah dan secara efektif mampu 
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menjalankan fungsinya, kehadiran oposisi akan memperkuat pilar demokrasi 

Indonesia. Sebab, demokrasi mempersyaratkan adanya mekanisme Cheks and 

Balance, suatu mekanisme yang hanya akan dapat berjalan baik jika ada kekuatan 

politik di luar pemerintah. 

Kontrol terhadap kebijakan pemerintah tersebut dalam Islam didasari bahwa 

pemerintah merupakan mandat rakyat dan hak rakyat untuk mengevaluasi mandataris 

atau menarik mandat yang telah diberikan khususnya apabila pemerintah 

mengabaikan kewajibannya. Di samping itu, pemerintah tidaklah terbebas dari 

dosa/kesalahan maka hak rakyat untuk menegur apabila salah dan meluruskan apabila 

menyimpang, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh khulafā‟ rasyidin; dan 

Rasulullah saw. telah memerintahkan umatnya untuk mengikutinya. 

Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai pemerintah pertama sepeninggal Nabi Saw, 

adalah pelopor gerakan oposisi terhadap pemerintah dalam mengawasi roda 

pemerintahan, mengevaluasi dan meluruskannya. Dalam pidato pengangkatannya 

sebagai khalifah, setelah dibai'at beliau berkata: 

"...Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku telah diangkat sebagai 

pemerintah kalian dan saya mengakui bukan orang terbaik kalian. Maka jika 

saya berbuat baik dan bijak, hendaklah kalian dukung. Jika saya berbuat 

jelek, hendaklah kalian luruskan… taatlah kepadaku selama saya masih 
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menaati Allah dan Rasul-Nya, apabila saya bermaksiat kepada Allah dan 

Rasul-Nya maka kalian tidak mempunyai kewajiban taat kepadaku…. "
113

 

Demikian halnya Amirul Mukminin, Umar bin Khathab menyerukan dalam 

khutbah (pidato)nya setelah dibaiat sebagai khalifah antara lain: "bertaqwalah 

kepada Allah Wahai hamba Allah, bantulah saya menjalankan tugas ini dalam 

menegagkkan amar makruf dan nahi munkar, berikanlah nasehat kepadaku atas 

jabatan yang saya pangku untuk menangani urusan kalian bahkan lebih tegas lagi; 

Umar mengatakan: 

“Wahai sekalian manusia! Siapa di antara kalian yang mendapatkan saya 

berada di jalan yang tidak benar maka luruskanlah saya.”
114

 

Dari sikap dan apa yang dikatakan oleh kedua khalifah di atas dapat difahami 

bahwa fungsi oposisi pada hakekatnya melaksanakan amar nahi munkar yang 

merupakan kewajiban muslim. Dengan demikian oposisi dijalankan sebagai alat 

kontrol yang memantau jalannya pemerintahan agar tidak terjadi penyelewengan 

kekuasan dan bertindak semena-mena dan hal tersebut merupakan bagian dari nasehat 

untuk menekan pemerintah agar mengubah kebijakan-kebijakannya yang berpihak 

pada kesejahteraan rakyat yang di pimpinnya. 
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Arti penting oposisi adalah menjaga agar alternatif kebijakan dapat 

disuarakan. Oposisi akan memungkinkan munculnya lebih banyak pilihan kebijakan 

atau alternatif penyempurnaan atas kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan 

kenyataan bahwa tidak ada satupun pemerintahan yang tak luput dari kesalahan. 

Pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin yang terbaik sekalipun tetap 

membutuhkan dukungan tidak langsung dari kelompok oposisi untuk dapat lebih 

menangkap aspirasi dan kepentingan rakyat. Kemandulan oposisi, dengan demikian, 

adalah keterbatasan opsi bagi tegaknya aspirasi rakyat yang manakala berjalan dalam 

waktu lama, dapat memunculkan pembusukan pemerintah sebagaimana yang terjadi 

di Myanmar era junta militer ataupun Indonesia era Orde Baru. Dengan kata lain, 

oposisi dibutuhkan agar sebuah kebijakan yang lebih komprehensif dapat tercipta dan 

kesalahan dapat diminimalkan.  

Oposisi juga berfungsi sebagai stimulus persaingan yang sehat di antara para 

elite politik dan pemerintahan. Sebuah pemerintahan akan mengalami stagnasi, 

bahkan kemunduran, bila tidak mendapatkan tantangan dari pihak-pihak yang 

kompeten dan mampu menunjukkan kepada masyarakat tentang adanya kebijakan-

kebijakan lain yang lebih masuk akal ketimbang kebijakan pemerintah. Adanya 

oposisi akan membuat pemerintah yang berkuasa “terjaga” dan menyadari ada pihak 

lain yang bisa saja memberikan tawaran kebijakan yang lebih baik dan pada 

gilirannya berpotensi “mengganggu” citra positif pemerintah di mata masyarakat. 

Oleh karena itu, oposisi diperlukan pemerintah sebagai stimulus untuk meningkatkan 
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kinerja dan mempertahankan citra baiknya di mata masyarakat. Dalam situasi ini, 

muncullah situasi kompetisi yang sehat antara pemerintah dan oposisi menuju 

perbaikan demi perbaikan. Penguatan oposisi terkait dengan upaya menegakkan 

kebijakan yang sejalan dengan kepentingan rakyat dan menghindari terjadinya 

oligarki. Oposisi bukanlah sekadar sikap anti-pemerintah atau asal berbeda, 

melainkan sebuah eksistensi yang memberikan kritik dan tawaran alternatif kebijakan 

dan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan. Oposisi yang sehat adalah bagian 

dan sekaligus cerminan keberadaan demokrasi yang kokoh.
115
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah di paparkan, banyak hal yang sebenarnya bisa ditarik 

kesimpulan. Namun, setidaknya penulis mencatat ada 4 point penting yang menjadi 

inti dari bahasan pemikiran Nurcholish Madjid tentang konsep oposisi: 

1. Oposisi dalam al Quran memberikan isyarat bahwa menghadapi pemimpin yang 

menyimpang dari kebenaran harus diperingatkan dengan cara menyampaikan  

dengan etika‚ atau dengan istilah qaulan layyinan yaitu tidak dengan kasar 

apalagi dengan kekerasan 

2. Bagi Cak Nur, sistem politik disebut demokratis jika terdapat wujud dinamika 

pengawasan dan pengimbangan (check and balance). Mengapa pengawasan? 

Sebab, sebagai ideologi terbuka, demokrasi adalah sistem yang terbuka untuk 

semua pemeran serta (partisipan) dan tidak dibenarkan untuk diserahkan pada 

keinginan pribadi atau kebijaksanaannya, masyarakat dapat dikatakan demokratis 

jika terbuka kesempatan bagi setiap kelompok dalam masyarakat untuk 

berpartisipasi, apa pun dan bagaimanapun caranya, dan tidak boleh dibiarkan 

adanya unsur sebagian yang mendominasi keseluruhan. Dengan penegasan 

tersebut, bagi Cak Nur, tidaklah bisa dibenarkan dalam alam demokrasi jika tidak 

terdapat partai politik oposisi. Partai oposisi yang dimaksudkan Cak Nur adalah 

partai yang menjalankan ide check and balance sehingga tidak berarti terus-
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menerus to oppose, tapi juga to support. Cak Nur mencontohkan di AS yang 

hanya ada partai pemerintah dan Partai oposisi. Jika yang tengah berkuasa Partai 

Demokrat, maka yang menjadi oposisi adalah Partai Republik. Demikian 

sebaliknya. Menariknya, dalam beberapa hal sering terjadi koalisi - koalisi. 

Karena itu tidak aneh jika terjadi sebagian orang-orang Partai Republik berpihak 

pada suatu masalah yang orang-orang Partai Demokrat juga memihaknya. 

Demikian juga sebaliknya. Namun, itu semua dilakukan dengan inisiatif penuh 

dari orang-orang tersebut. Jadi hal itu terjadi bukan masalah kebijakan golongan 

atau kelompok, melainkan inisiatif penuh sebagai wakil rakyat. 

3. Peran partai oposisi menurut pemikiran Nurcholish Madjid terhadap 

pemerintahan di Indonesia adalah partai yang kalah atau  tidak masuk dalam 

pemerintah secara otomatis merupakan partai oposisi. Karena hakekatnya yang 

dimaksud partai oposisi adalah partai yang berada diluar pemerintahan karena 

oposisi bukanlah bentuk penentang sejati yang dalam Islam sering di kaitkan 

dengan istilah bughat atau pemberontak, melainkan di era yang modern sekarang 

oposisi merupakan suatu kelompok atau partai yang dapat berjalan beriringan 

dengan pemerintah untuk sekedar memberikan kritik dan saran apabila 

pemerintah yang berkuasa melakukan kesalahan dalam menjalankan roda 

pemerintahannya. Kelompok oposisi sebenarnya mempunyai peran sebagai partai 

yang bertugas pengimbang dan pengawas. 

4. Arti penting oposisi adalah menjaga agar alternatif kebijakan dapat disuarakan. 

Oposisi akan memungkinkan munculnya lebih banyak pilihan kebijakan atau 
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alternatif penyempurnaan atas kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan 

kenyataan bahwa tidak ada satupun pemerintahan yang tak luput dari kesalahan. 

Pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin yang terbaik sekalipun tetap 

membutuhkan dukungan tidak langsung dari kelompok oposisi untuk dapat lebih 

menangkap aspirasi dan kepentingan rakyat. Kemandulan oposisi, dengan 

demikian, adalah keterbatasan opsi bagi tegaknya aspirasi rakyat yang manakala 

berjalan dalam waktu lama, dapat memunculkan pembusukan pemerintah 

sebagaimana yang terjadi di Myanmar era junta militer ataupun Indonesia era 

Orde Baru. Dengan kata lain, oposisi dibutuhkan agar sebuah kebijakan yang 

lebih komprehensif dapat tercipta dan kesalahan dapat diminimalkan.  

B. Saran 

Menjadi golongan oposisi mungkin bukan hal yang mudah, langkah dan 

perbuatan selalu dicurigai, menuai kontroversi serta tak sedikit hujatan yang 

terdengar oleh mereka yang beroposisi. Namun demikian dibalik itu Allah 

menjanjikan sebuah keberkahan dan karunia bagi yang menjalankannya. Dengan 

adanya partai oposisi diharapkan agar mampu mengontrol berjalannya pemerintahan, 

sehingga tidak terjerumus kepada penyelewengan kekuasaan. Karena seperti kata 

adagium “kekuasaan condong pada penyelewengan dan kekuasan yang absolut akan 

berakibat pada penyelewengan yang merajalela”. Dan diharapkan juga agar partai 

oposisi mampu memberikan alternatif kebijakan yang membangun sehingga dapat 

terwujud sebuah pemerintahan yang berkeadilan dan mampu mensejahterakan warga 

negaranya. 
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