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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b be ب

 Ta t te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن



 
 
 
 

 

x 
 

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

2. Vokal 

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah a A اَ 
 Kasrah i I اَ 

  D}ammah u u اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah dan ya ai a dan i ىَ 

 Fath}ah dan wau au a dan u ى وَ 

Contoh:  

                kaifa =  كَيْفََ

 haula =  ىَوْل 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

...َىَ   Fath}ah dan alif ...َاَ 

/ya 
ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىَ 

 D}ammah dan wau ū u dan garis di atas وَ 

Contoh:  

يََوُْتََُ  = yamu>tu     

قِيْلَََ   = qi>la   

 ma>ta =  مَاتََ 

4. Ta>’ Marbu>tah 

Transliterasi untuk ta>‟ marbu>tah  ada dua, yaitu: ta>‟ marbu>tah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>‟ marbu>tah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

tansliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>‟ marbu>tah diikuti oleh kata yang 

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

marbu>tah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 <raud}ah al-at}fal :  رَوْضَةَُالَْْطْفَالَِ

 al-madi>nah al-fa>d}ilah :  الَْمَدِيْ نَةَُالْفَاضِلَةَُ

 al-h}ikmah :   اَلْْكْمَةَُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d )ّ(, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Contoh: 

 <rabbana: رَبَّناََ

نَا  <najjaina: نَََّي ْ

 al-haqq : اَلَْْقَ 

 nu“ima : نُ عِّمََ

 aduwwun„ : عَدُوَ 

Jikahuruf ى ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrahَّىِي maka 

ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan „Aliyyatau „Aly)„ : عَلِيَ 

 Arabi> (bukan „Arabiyyatau „Araby)„ : عَرََبَِ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar.  

Contoh: 

 al-syamsu (bukanasy-syamsu) : الَشَّمْسَُ

 al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) : الَزَّلْزَلةََُ

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَةَُ

 al-bila>du : الَْبِلَادَُ
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

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

awal kata, tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa tulisan alif. 

Contoh:   

مُرُوْنََ  <ta‟murun : تَََْ

 „al-nau : الَن َّوْعَُ

 syai‟un : شَيْءَ 

 umirtu : أمُِرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

atau yang sering ditulis dalam bahasa Indonesia atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata 

al-Qur‟an (dari kata al-Qur‟a>n), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-

literasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi>Z{ila>l al-Qur‟a>n 

Al-Sunnahqabl al-tadwi>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf ja>r dan lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 billa>hبَِِللهdi>nulla>h: دِيْنَُاللَِ

Adapun ta>‟ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepadalafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h: ىُمَْفَِْرَحْْةََِاللَِ

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal  (orang, tempat, bulan) 

dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal 

namadiritersebut, bukanhurufawal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l 

Inna awwalabaitinwud}i„alinna>silallaz\i> bi Bakkatamuba>rakan 
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SyahruRamad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur‟a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abu> (bapak dari) 

sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subh}a>nahu> wa ta‟a>la> 

saw.  = s}allalla>hu „alaihi wa sallam 

a.s.  =„alaihi al-sala>m 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

HR  = Hadis Riwayat 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: IbnRusyd, Abu> al-

Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: 

Zaid, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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QS .../...: ...  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A>li „Imra>n/3: 4 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

 صفحة = ص

 بدونَمكان = دم

 صلىَاللَعليوَوَسلم = صلعم

 طبعة = ط

 بدونَناشر = دن

الىَاخره\الىَاخرىا = الخ  

 جزء = ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

xvii 
 

ABSTRAK 
 

Nama   : Harly Yudha Priyono 

Nim   : 80100218083 

Judul : Perdebatan dalam Sidang BPUPKI tentang Dasar Negara 

(29 Mei - 17 Juli 1945) 

Tesis ini adalah analisis tentang perdebatan dalam merumuskan dasar negara 
yang dilangsungkan dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei - 17 Juli 1945. 
Permasalahan utama yang diangkat adalah perdebatan antara golongan Nasionalis 
Islam dan Nasionalis Sekuler dalam sidang BPUPKI yang membahas tentang dasar 
negara Indonesia. 

Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan menggunakan teori abduksi dan 
pendekatan post positivisme yang menganalisis data historis dan diverifikasi 
berdasarkan pendekatan historis, agama, pemikiran, politik, dan sosial. Teori abduksi 
digunakan untuk membedakan fakta umum dan fakta khusus atas realitas historis 
yang telah terjadi. Sedang pendekatan post positivisme berfungsi untuk memisahkan 
jarak antara subjek dan objek yang diteliti sehingga didapatkan hubungan antara 
realitas kekinian dan sejarah masa lalu yang didasarkan pada pendekatan historis, 
agama, pemikiran, politik dan sosial. 

Hasil dari rangkaian historiografi menunjukkan (1) Landasan dan corak 
pemikiran golongan Nasionalis Islam dan golongan Nasionalis Sekuler bersumber 
dari latar belakang pendidikan, organisasi dan ideologi keduanya dalam merespon 
kemerdekaan. (2) Perdebatan dalam sidang BPUPKI melahirkan dua argumentasi 
yang berbeda terkait dasar negara. Golongan Nasionalis Islam menghendaki Islam 
sebagai dasar negara, sedangkan golongan Nasionalis Sekuler menghendaki 
pemisahan agama dari pengaturan negara. (3) Pengaruh pemikiran golongan 
Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler terhadap lahirnya dasar negara terlihat pada 
susunan Prambulae dan struktur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 
Pembacaan data dengan menggunakan teori abduksi dan pendekatan post positivisme 
menghasilkan teori Invisible History yang berfungsi untuk menguji kredibilitas fakta 
sejarah. 

Implikasi dalam penelitian ini diharapkan menjadi sebuah acuan dalam 
melahirkan analisis sejarah yang berbeda, dengan mengacu pada teori Invisible 
History untuk mengungkap fakta sejarah yang tidak umum (khusus) sebagai bahan 
pertimbangan untuk menyambungkannya dengan fakta umum, sehingga lahirlah 
analisis yang mengungkap suatu kebenaran sejarah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pembentukan negara yang bebas dari segala bentuk penjajahan dan 

dominasi bangsa lain merupakan suatu keniscayaan gerak yang harus dilakukan oleh 

setiap bangsa untuk sampai pada etape merdeka. Dalam mewujudkan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para pendiri bangsa dengan segenap kekuatan, 

mengupayakan perlawanan terhadap penjajah untuk sebuah kemerdekaan. Laju 

pergerakan untuk sampai pada suatu kedaulatan memiliki dua gelombang. Pertama, 

gelombang pemikiran. Gelombang ini tidak hanya memiliki perasaan yang sama, 

tetapi juga memiliki kesamaan pemikiran untuk menghancurkan suatu dominasi yang 

mengungkung eksistensi bangsanya. Kedua, gelombang pergerakan. Gelombang ini 

merupakan ejawantah dari para pemikir (Thinker) yang membentuk sebuah 

pergerakan (Movement). Adanya rasa dan pemikiran yang sama menghasilkan 

kesamaan gerak yang terwujud dalam sebuah gerakan perlawanan.
1
 

Laju gerak dalam gelombang pemikiran menghasilkan banyak pemikir. Para 

pemikir tersebut masing-masing memiliki perbedaan ideologi dengan para pemikir 

lain, sehingga bermunculan berbagai bentuk organisasi berdasarkan ideologi para 

pendirinya (Founder). Pergerakan yang lahir atas kesamaan ketertindasan, namun 

memiliki metode gerak yang berbeda disebabkan perbedaan ideologi. Sumber 

                                                             

1
 Aman, Indonesia: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme (Yogyakarta: Pujangga Press, 

2014), h. 79-85.. 



2 

 

 
 

perbedaan tersebut disebabkan latar belakang pendidikan dan pengalaman para tokoh 

sentralnya, serta ideologi yang ingin diterapkan di Indonesia.
2
 

Benturan demi benturan pemikiran saling berdialektika dan mewarnai proses 

perjuangan dalam menghadapi penjajahan. Wadah perjuangan pun sangat beragam, 

namun tetap dengan tujuan tercapainya kemerdekaan Indonesia. Embrio pergerakan 

mulai muncul di Tahun 1905 dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI). 

Kemunculan SDI dianggap sebagai pemrakarsa perlawanan terhadap penjajah 

Belanda secara kolektif dan terorganisir. Sekalipun SDI masih menjadi gerakan moral 

pada perbaikan taraf ekonomi umat Islam, namun telah menjadi bibit pergerakan, lalu 

bertransformasi menjadi Partai Sarekat Islam (SI).
3
 

Selain SDI, di tahun 1908 berdiri pula perkumpulan Budi Utomo (BU). 

Digagas oleh para priyayi Jawa muda, BU juga mendeklarasikan diri sebagai gerakan 

moral, namun dengan sekat bangsawan Jawa sebagai anggota organisasinya. BU yang 

mengangkat romantisme kerajaan-kerajaan Jawa menyatakan bahwa suku Jawa 

mempunyai akar yang kuat, sehingga dalam beberapa aktivitas perkumpulannya, 

menampilkan perpaduan kejawen dan pemikiran modern.
4
 

Baik SDI maupun BU, keduanya memiliki corak pemikiran berbeda yang 

menunjukan entitas kelompoknya. SI yang berlatar belakang Islam menjadikan Islam 

sebagai dasar perjuangan dalam menghadapi penjajah. Para pemikir SDI 

berpandangan, adanya penjajah merupakan penghalang bagi kemajuan umat muslim. 

                                                             

2
 Sudiyo dkk, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Dari Budi Utomo Sampai Dengan 

Pengakuan Kedaulatan, (Cet. II; Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, 1997), h. 20-42. 

3
Abdul Qadir Djaelani, Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam Di Indonesia (Jakarta: Bee 

Media, 2016) h. 442. 

4
Abdul Qadir Djaelani, Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam Di Indonesia, h. 443. 
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Namun, lain halnya dengan para elit BU. Mereka menjadikan Pemerintah Hindia 

Belanda sebagai patron di dalam menggerakkan perkumpulannya. Dengan tujuan 

mendapatkan rasa aman, serta ilmu dalam berorganisasi. Pemerintah Hindia Belanda 

juga memberi perhatian terhadap kelompok BU, selain karena background 

perkumpulan mereka adalah Nasionalis Kultural, di dalamnya diisi oleh para priyayi 

yang dapat dijadikan mitra olehnya dalam mengontrol masyarakat Pribumi Jawa.
5
 

Namun, pola kerja sama yang dilakukan oleh BU dengan Pemerintah Hindia 

Belanda, semata-mata untuk menjaga masa bertahan organisasi. BU menjadikan 

kedekatan anggotanya dengan residen belanda sebagai strategi untuk mendapatkan 

pengetahuan dan informasi yang menyangkut penjajahan Belanda. Dengan semboyan 

“Biar Lambat Asal Selamat daripada Hidup Sebentar Mati Tanpa Bekas”, melalui 

kongres 24 – 26 Desember di Solo, oleh dr. Soetomo atas kesepakatan anggota 

kongres, BU dan PBI melakukan penggabungan (Fusi) hingga terbentuklah Partai 

Indonesia Raya (PARINDRA).
6
 

Landasan pemikiran SDI dan BU yang keduanya masing-masing memiliki 

perbedaan. SDI mendasarkan perjuangannya pada nilai Islam, sedangkan BU 

menjadikan paham nasionalis-tradisional sebagai asas perkumpulannya. Secara 

filosofis dan mendasar dua pergerakan tersebut menginginkan hasil yang sama, yakni 

kemandirian Nusantara. Namun untuk sampai pada hasilnya, Pergerakan SI dan 

Perkumpulan BU memiliki corak ideologi dan proses juang yang berbeda. Perbedaan 

                                                             

5
Sudiyo dkk, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia dari Budi Utomo sampai dengan 

Pengakuan Kedaulatan, h. 23 . 

6
 Sudiyo,dkk, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia dari Budi Utomo sampai dengan 

Pengakuan Kedaulatan, h. 23. 
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itulah yang bersinggungang pada konsep apa yang akan dianut oleh Nusantara kelak 

sebagai suatu Negara mandiri.
7
 

Agitasi ideologi tidak hanya dilakukan oleh SDI dan BU. Memasuki abad ke-

20, muncul berbagai organisasi dengan corak ideologinya masing-masing. Tiga 

ideologi besar yakni Islamis, Nasionalis, dan Sosialis merupakan ideologi yang 

mewarnai percaturan pergerakan abad 20. Ideologi tersebut dianut oleh beberapa 

pergerakan baik yang berbentuk Partai, Organisasi Keislaman dan Perkumpulan 

Kerohanian. Pada organisasi yang berbentuk partai, ada Partai Komunis Indonesia 

(PKI) yang mengasaskan geraknya berdasarkan ideologi sosialisme komunisme – 

marxisme leninisme. PKI berdiri pada 23 Mei 1920, partai ini dikenal fokus dengan 

gagasan komunal yang mengedepankan nasib para petani dan kaum buruh yang harus 

sejajar dengan yang lain.
8
 

Pada tahun 1926 – 1927 PKI melancarkan serangan terhadap penjajah 

Belanda. PKI menggugat para tokoh-tokoh pergerakan yang hanya melakukan 

dialektika pemikiran, namun minus pertarungan. Dasar dialektika materialisme yang 

merupakan pondasi dari sosialisme-komunisme menjadi acuan utama PKI dalam 

melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Progresifitas dan agresivitas PKI 

dalam melakukan perlawanan mendapat tempat tersendiri di alam pikiran rakyat 

Nusantara. PKI dianggap sebagai wajah baru dalam konstelasi gerakan yang memiliki 

ciri khas perlawanan.
9
 

                                                             

7
 Abdul Qadir Djaelani, Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam, h. 444 – 445. 

8
 D.N. Aidit, Lahirnya PKI dan Perkembangannja, (Djakarta: Jajasan Pembaruan), h. 7. 

9
 D.N. Aidit, Menempuh Djalan Rakjat, (Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1953), h. 4. 
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Ejawantah ideologi PKI dalam bentuk perlawanan merupakan metode untuk 

sampai pada kemenangan dalam meraih kemerdekaan. Tentu saja, interpretasi aksi 

massa secara progresif yang dilakukan PKI mendapat sorotan tajam dan tafsir 

kedepan oleh para pemikir dan tokoh pergerakan lain. Terkhusus ketika PKI 

menjadikan Sumatera sebagai basis pemberontakan terhadap penjajah belanda, 

menimbulkan respon dari para tokoh-tokoh ulama mengingat sumatera merupakan 

pusat dakwah dan pendidikan islam.
10

 

Gesekan ideologis pun terjadi antara PKI dan tokoh-tokoh Islam Pembaharu 

di Sumatera Barat (Sumbar). Bahkan sebelum pemberontakan terhadap penjajah 

Belanda di Sumbar, PKI dalam ihwal ideologi sudah mengalami persinggungan 

paham dengan para tokoh pembaharu Islam di Sumbar. Persoalan mendasar tentang 

Islam dan Komunisme terjadi di dalam tubuh SI yang memecahnya menjadi kubu SI 

merah yang berhaluan komunis, dan SI putih yang tetap menjadikan Islam sebagai 

jati diri dan Ideologi.
11

 

Inflitrasi pemikiran komunisme ke dalam Sarekat Islam yang dikenal dengan 

Sarekat Islam merah, mentransformasi gerakannya menjadi Sarekat Rakyat Sumbar 

lalu melebur kedalam PKI. Aksi pembelotan aktivis SI menjadi anggota PKI, 

membawa langkah baru bagi SI untuk mewaspadai ihwal tersebarnya kembali 

pemikiran komunis dalam tubuh organisasinya. Sikap protektif SI terhadap pemikiran 

                                                             

10
 Amri Marzali, Pemberontakan Komunis Silungkang 1926 – 1927 Sebuah Gerakan Islam 

Revolusioner, (Jakarta: Jurna Kajian Budaya 10, no. 1, 2020), h. 61 – 63. 

11
 Amri Marzali, Pemberontakan Komunis Silungkang 1926 – 1927 Sebuah Gerakan Islam 

Revolusioner, (Jakarta: Jurna Kajian Budaya 10, no. 1, 2020), h. 61 – 63. 
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komunis dan PKI membuat dua gerakan ini tampil bergesekan secara ideologi dan 

pergerakan.
12

 

Gelombang pergerakan yang berpangkal pada pemikiran mendasar serta 

ideologi para tokoh sentralnya, menghasilkan berbagai wadah yang berfungsi sebagai 

implementasi pemikiran yang bersifat teknis yakni menyangkut dengan metode gerak 

dan cara meraih kemerdekaan. Karena itu, muncul sejumlah partai sebagaimana 

partai yang telah disebutkan sebelumnya yang memiliki metode dan cara pandang 

yang berbeda didalam metode gerak menuju kemerdekaan. 

Partai Nasional Indonesia (PNI) merupakan wadah perjuangan yang didirikan 

oleh Dr, Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo, Mr. 

Sunarso dan Soekarno, sebagai organisasi yang menganut ideologi marhaenisme. 

Selang satu tahun setelah PNI didirikan pada 4 Juli 1927. Penjajah Belanda 

memberikan label pada PNI sebagai organisasi terlarang. Justifikasi penjajah Belanda 

terhadap PNI, disebabkan karena suara kemerdekaan yang dikampanyekan olehnya. 

Gagasan kemerdekaan yang intens disuarakan oleh PNI, menyebabkan para tokoh 

sentral PNI dijebloskan ke penjara oleh penjajah Belanda atas tuduhan 

pemberontakan.
13

 

PNI dengan Ideologi Marhaenisme menjadi gerakan popular (Trend 

Movement) setelah PKI mengalami penurunan kekuatan akibat intimidasi dari 

penjajah Belanda. Intensitas perjuangan PNI berdampak pada terbentuknya organisasi 

Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) yang diprakarsai 

oleh Soekarno pada bulan Desember 1927 yang beranggotakan PNI, SI, BU, 

                                                             

12
 Retno Winarni dan Ratna Endang Widuatie, Konflik Politik dalam Pergerakan Sarekat 

Islam, h. 227 – 229. 

13
 Abdul Qadir Djaelani, Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam, h. 485 



7 

 

 
 

Pasundan, Kaum Betawi, Sumatranenbond, dan beberapa Studi Club Pelajar Hindia 

Belanda. Meningkatnya pamor PNI ditengah masyarakat juga disebabkan karena 

leadership seorang Soekarno dalam menyampaikan gagasan kebangsaannya secara 

lisan, maupun tulisan. 

SI yang juga mengisi tubuh PPPKI mendapat pertentangan dari kalangan 

nasionalis. Mereka tidak sepakat apabila kepemimpinan PPPKI dipimpin oleh 

kalangan Islam, khususnya HOS Cokroaminoto dan Agus Salim. Suara penolakan 

terhadap kedua petinggi SI tersebut datang dari Tjipto Mangunkusumo. Tjipto yang 

masih berada dalam penahanan di Banda, mengirimkan surat kepada Soekarno agar 

berhati-hati terhadap kemungkinan HOS Cokroaminoto dan Agus Salim memegang 

kendali kepemimpinan PPPKI.
14

 

Sekalipun inisiatif PNI melalui kerja Soekarno telah membentuk PPPKI yang 

bertujuan menghimpun kekuatan nasional, namun kecurigaan tidak lewat begitu saja 

disebabkan perbedaan cara pandang dalam melihat masalah bangsa dan perumusan 

solusi. Bagi kalangan Islam, penerapan nilai-nilai Islam menjadi sistem hidup 

bernegara merupakan suatu keharusan. Sedangkan, bagi kalangan nasionalis, 

memisahkan agama dan negara dengan mengangkat entitas lokal merupakan tujuan 

perjuangan yang asasi. Dua pandangan itu yang membuat kalangan Islam dan 

Nasional bergesekan secara ideologis dan metodis. 

Dasar nasionalisme dengan identitas lokal diusung oleh mereka yang berlatar 

nasionalis. Mereka juga mengelaborasikan ideologi-ideologi seperti sosialisme, dan 

liberalisme sesuai konteks perjuangan bangsa Indonesia. Para golongan nasionalis, 

hampir semua memiliki cara pandang yang sama dalam menarasikan masalah 
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 Abdul Qadir Djaelani, Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam, h. 501 
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kebangsaan dan dalam merumuskan solusinya.  Narasi kebangsaan golongan 

nasionalis mempropagandakan kemerdekaan bangsa dan Ibu Indonesia. Narasi ini 

sebagaimana yang telah disebut oleh Ahmad Hassan adalah Ashabiyah. 

Sementara kalangan Islam berargumentasi bahwa apa yang diperjuangan oleh 

kalangan Islam tidak hanya pada persoalan kemerdekan semata, melainkan juga 

untuk tegaknya hukum Allah swt. dimuka bumi. Argumentasi demikian dinyatakan 

oleh M. Natsir ketika mengkritik para golongan nasionalis yang dalam setiap 

narasinya menyinggung kalangan Islamis untuk mengesampingkan agama. 

Kalau betul begitu, baik dari sekarang, kita berpahit-pahit. Sebab tak sama 
arah tujuan kita! Tuan mencari kemerdekaan Indonesia untuk bangsa 
Indonesia, karena Ibu Indonesia. Kami kemerdekaan, karena Allah untuk 
keselamatan segenap penduduk kepulauan Indonesia ini.

15
 

Terminologi perjuangan antara kaum Nasionalis dan Islamis memiliki 

perbedaan pada lapangan tujuan dan metode. Namun keduanya memiliki semangat 

yang sama demi tegaknya Indonesia merdeka. Golongan Nasionalis dalam 

mengimplementasikan perjuangannya banyak terilhami dengan ideologi Sosialisme 

dan Liberalisme. PKI yang menjadikan Sosialisme sebagai dasar ideologinya 

terinspirasi dari perjuangan para pendiri ideologi tersebut. Selain hubungan secara 

ideologis, PKI juga menghimpun hubungan strategis dengan Partai Komunis 

Internasional (Internationale) di berbagai negara.
16

 

 PNI melakukan reideologi secara termal dengan menyebut ideologi 

Sosialisme sebagai Marhaenisme. Sekalipun terjadi perubahan penyebutan akan tetapi 

antara Sosialisme dan Marhaenisme memiliki esensi yang sama. Baik PKI maupun 

                                                             

15
 Adian Husaini, Pancasila Bukan untuk Menggugat Hak Konstitusional Umat Islam 

(Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 112. 

16
 D.N. Aidit, Tentang Marxisme, (Djakarta: Akademi Sosial Aliarcham, 1963), h.7 
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PNI, kedua partai tersebut menempuh jalan nasionalisme
17

 untuk sampai pada 

gerbang kemerdekaan.
18

 

 Kemerdekaan sebagai tujuan utama golongan Islamis dan Nasionalis 

membuat keduanya memiliki persamaan. Untuk membedakan keduanya secara 

ideologis, maka selanjutnya disebut Golongan Nasionalis-Islamis, dan Golongan 

Nasionalis-Sekuler. Sebab, kedua golongan yang diwakili banyak pergerakan tersebut 

menuju pada arah kemerdekaan namun dengan kendaraan yang berbeda. Kendaraan 

itulah yang membuat kedua golongan tersebut berhadap-hadapan (Vis a vis) secara 

pemikiran dan ideologi. 

 Rangkaian pergulatan antara Nasionalis-Islamis dan Nasionalis-Sekuler 

menghasilkan banyak pertentangan pemikiran, namun keduanya mampu menghalau 

hegemoni Penjajah Belanda. Pada 5 Maret 1942, ketika Jepang berhasil menduduki 

Batavia dengan diusirnya Mr. Jhr. Tjara van Starkenborgh. Jepang yang masuk ke 

Nusantara berusaha mengikis sedikit-demi sedikit dominasi penjajah belanda.
19

 

 Pada masa penjajahan Jepang, setelah pendudukan Batavia. Soekarno dan 

Hatta sebagai representasi Nasionalis-Sekuler membuka diri terhadap Jepang dengan 

menerima tawaran Imamura untuk mengajar rakyat Indonesia agar dapat menjadi 

seorang eksekutif. Tawaran itu disepakati oleh Soekarno dan Hatta dengan 

pertimbangan bahwa negara yang merdeka memerlukan banyak sumber daya. 

Kesepakatan Soekarno dan Imamura yang juga didukung oleh Hatta menghasilkan 

                                                             

17
 Banyak literatur yang tidak mengungkapkan tentang perbedaan Nasionalisme Indonesia 

dengan Nasionalisme bangsa lain. Nasionalisme ini Indonesia pada tahap awal hampir bercirikan 

Javanisme yang mengangkat keunggulan bangsa jawa. 

18
 Padma Cahyaningtyas, dkk, Ideologi Marhaenisme Masa Pemerintahan Soekarno Tahun 

1950-1965, (Surakarta: Jurnal Candi,  20 no. 2, 2020), h. 59. 

19
 Abdul Qadir Djaelani, Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam, h. 516. 
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Gerakan Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dan Jawa Hokokai (Perhimpunan Kebaktian 

Rakyat Jawa) sebagai wadah yang berfungsi mempersiapkan calon pemimpin dan 

administrator.
20

 

 Namun, garis kebijakan yang ditawarkan oleh fasis Jepang terhadap golongan 

Nasionalis-Islam memiliki jurang perbedaan yang dalam. Pada 3 September 1942 

pemerintahan fasis Jepang melalui gerakan 3-A menginisiasi pertemuan dengan 30 

orang pemimpin organisasi Islam. Isi pertemuan tersebut membicarakan terkait 

pembubaran Majelis Islam A‟la Indonesia (MIAI) dan pembentukan organisasi baru 

dibawah kendali pemerintahan fasis Jepang yang mewadahi seluruh organisasi Islam 

se-indonesia.
21

 

 Kerjasama yang berbeda antara pemerintahan fasis Jepang dengan golongan 

Nasionalis Sekuler, dan Nasionalis Islam, dapat diselami sebagai suatu desain politik 

untuk memecah kedua golongan. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya 

dimulai sudah sangat jauh sebelum pemerintahan fasis Jepang menduduki Indonesia. 

Permainan politis yang dilakukan pemerintahan fasis Jepang, hanya untuk 

mengaburkan tujuan awal kedua golongan, yakni tercapainya Indonesia merdeka. 

 Golongan Nasionalis Islam dalam memandang pendudukan pemerintahan 

fasis Jepang, tidak lebih sebuah  penjajahan yang sama seperti yang dilakukan 

pemerintahan penjajah Belanda. Respon salah seorang tokoh umat Islam Dr. Abdul 

Karim Amrullah terhadap pendudukan fasis jepang, dengan tidak melakukan seikerei 

pada pertemuan yang diadakan Shumubu di tahun 1943.
22
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 Abdul Qadir Djaelani, Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam, h. 518. 

21
 Abdul Qadir Djaelani, Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam, h. 520. 
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 Tidak terlihat begitu banyak argumentasi pemikiran antara golongan 

Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Islam. Yang mencolok dari dua golongan tersebut 

yakni pemisahan perlembagaan antara kedua golongan, seperti lembaga Jawa Hookoo 

Kai yang diisi penuh oleh golongan Nasionalis Sekuler. Lembaga tersebut berfungsi 

sebagai organisasi massa yang dioperasikan ke desa-desa melalui Tenari Qu mi 

(Rukun Tetangga) yang tugasnya mengumpulkan bahan pangan pokok untuk 

keperluan pasukan militer Jepang. 

Sedangkan lembaga untuk golongan Nasionalis Islam yang dibentuk oleh 

pemerintah fasis jepang adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang 

merupakan transformasi dari MIAI. Golongan Nasionalis Sekuler dan Nasionalis 

Islam yang menghimpun dirinya kedalam organisasi buatan pemerintah fasis Jepang, 

bukan berarti sepakat dengan penduduknya di Indonesia. Lembaga yang didirikan 

tersebut, hanya menjadi alat bagai dua golongan, baik Nasionalis Sekuler maupun 

Islam untuk memanfaatkan fasilitas pemerintah fasis Jepang. 

 Abdul Qadir Djaelani dalam Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam di 

Indonesia, menyatakan baik lembaga maupun pertemuan yang diadakan pemerintah 

fasisme Jepang, selalu dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa untuk berkoordinasi, 

seperti pertemuan yang diadakan pada 3 – 31 Juli 1943 di Jakarta yang merupakan 

kegiatan pelatihan kepada para ulama dan ustadz, dimanfaatkan oleh para tokoh dari 

kalangan Islam tersebut untuk menginformasikan secara jelas kekejaman-kekejaman 

yang dilakukan oleh pemerintah fasis Jepang terhadap rakyat Indonesia khususnya 

umat Islam.
23
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 Memasuki tahun 1944, kekuatan Jepang di Asia Pasifik mulai memudar. 

Pemerintah fasis Jepang secara perlahan-lahan mulai kehilangan pengaruh di wilayah 

jajahannya. Kondisi tersebut membuat Jenderal Kiniaki Kasio menyatakan janji 

kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Situasi yang tidak menguntungkan 

pemerintahan fasis jepang, sebaliknya menjadi kesempatan bagi para tokoh bangsa 

untuk menyusun strategi. Jepang yang berdiri di dua kaki antara meneruskan 

dominasi di Indonesia atau memenangkan perang dengan sekutu, berakhir dengan 

pengumuman 1 Maret 1945 oleh panglima tertinggi Jepang yakni janji pembentukan 

Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPUPK). 

 Kekalahan pemerintah fasis Jepang atas Pearl Harbour meneruskan babak 

baru pergolakan pemikiran Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler. Jepang yang 

menjanjikan pembentukan PPUPK merealisasi janji tersebut pada sidang pertama 

Badan Penyelidik Usaha-Usaha  Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Sidang BPUPKI 

pertama dimulai pada 29 Mei – 1 Juni 1945. Nishimura yang mewakili pemerintah 

fasis Jepang memberikan pengantar sebelum sidang berjalan. Dia menyatakan sikap 

pemerintah fasis Jepang yang tidak turut campur soal dasar negara, dan apakah Islam 

dijadikan sebagai dasar negara atau tidak.
24

 

 Berangkat dari pernyataan Nishimura, kemudian timbul pandangan dan 

respon yang berbeda dari kedua golongan terhadap pernyataan tersebut. Berdasar 

pada pernyataan itu, maka kedua golongan memasuki fase baru yakni pergolakan 

pemikiran dalam penentuan dasar negara. Pada sidang pertama, Dr. Radjiman selaku 
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ketua dalam sidang BPUPKI I mengajukan pertanyaan tentang bentuk dan dasar 

negara, “Apa Dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk?”. 

 Pertanyaan mendasar yang dilontarkan oleh Dr. Radjiman direspon langsung 

oleh Ki Bagus Hadikusumo yang berlatar Nasionalis Islam dengan jawaban tegas 

untuk mendirikan negara diatas petunjuk al-Quran dan al-Hadits. Pada 31 Mei 1945 

bertepatan dengan hari ketiga sidang BPUPKI I, Dr. Supomo yang juga representasi 

dari golongan Nasionalis Sekuler tidak menyetujui usulan Ki Bagus Hadikusumo 

dengan pernyataan bahwa Indonesia memiliki kondisi geografis yang berbeda dengan 

negara Islam lain. Dr. Supomo juga berasumsi, bahwa ketika Islam diterapkan 

sebagai dasar negara akan terjadi pula perdebatan antar sesama tokoh Islam tentang 

Islam seperti apa yang dimaksudkan.
25

 

Pertanyaan, jawaban, dan sanggahan dari Dr. Radjiman, Ki Bagus 

Hadikusumo dan Dr. Soepomo merupakan perdebatan awal sebelum dirumuskan 

dasar negara Indonesia yang sekarang dikenal dengan istilah Pancasila. Sidang 

BPUPKI I hanya sebatas dengar pendapat terkait konsep apa yang akan meleburkan 

bangsa Indonesia sebagai negara merdeka yang mempersatukan semua golongan. 

Apakah menjadikan Islam sebagai asas bernegara ataukah mengkonsepsikan gagasan 

tengah yang menaungi semua pemikiran. 

 Hari terakhir sidang BPUPK I pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan 

pidato mengenai penemuannya hingga lahir Pancasila yang isinya terinspirasi dari 

pemikiran Dr. Sun Yat Sen, yakni (1) Kabangsaan Indonesia; (2) Internasionalisme 

dan perikemanusiaan; (3) Mufakat dan Demokrasi; (4) Kesejahteraan Sosial; (5) 

Ketuhanan. Gagasan yang disampaikan oleh Ir. Soekarno pada sidang terakhir 
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tersebut bukanlah gagasan yang final. Sampai dibentuk panitia sembilan yang 

bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara yang final berdasarkan 

hasil musyawarah.
26

 

 Panitia sembilan yang terbentuk setelah sidang BPUPK terdiri atas Soekarno, 

Mohammad Hatta, A. A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar 

Muzakikr, Haji Agus Salim, Ackhmad Soebardjo, Abdul Wahid Hasjim, dan 

Muhammad Yamin. Hasil rembuk Panitia Sembilan tersebut menghasilkan konsensus 

yang dikenal dengan Piagam Jakarta (the Jakarta Charter). Sebelum kesepakatan 

tentang Piagam Jakarta lahir dan disetujui oleh semua anggota Panitia Sembilan, 

Soekarno menyatakan bahwa begitu sulitnya tercapai kesepakatan antara golongan 

Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler. Soekarno mengungkapkan,
27

 

Allah Subhanahu wa ta'ala membekati kita. Sebenarnya ada kesukaran mula-
mula antara golongan yang dinamakan Islam dan golongan yang dinamakan 
kebangsaan. Mula-mula ada kesukaran mencari kecocokan paham antara 
kedua golongan ini, terutama yang mengenai soal agama dan negara, tetapi 
sebagai sekarang ini, kita sekarang sudah ada persetujuan. 

 Pernyataan Soekarno yang mengatakan adanya persetujuan dari kedua 

golongan, merupakan rangkaian dialektika pemikiran yang berlangsung berpuluh 

tahun hingga menghasilkan kesepakatan pada 22 Juni 1945. Kesepakatan yang diberi 

nama dengan istilah Piagam Jakarta, dan tertuang dalam Pembukaan yang berisikan 

dasar.
28

 

Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari‟at Islam bagi pemeluk-
pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan 
Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial 
bagi seluruh Rakyat Indonesia. 
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27
 Abdul Qadir Djaelani, Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam, h. 546. 
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 Dasar tersebut diyakini menjadi sebuah preambule yang dapat 

menghubungkan anggota Dokuritsu Zumbi Coosakai. Akan tetapi, keputusan yang 

telah final ditangan panitia sembilan tersebut, luntur pada 11 Juli 1945 saat sidang 

BPUPK II di hari kedua. Latuharhary, seorang Nasionalis Sekuler yang beragama 

protestan melayangkan keberatan terkait isi piagam jakarta. Dia berkeberatan atas 

kata-kata yang berbunyi „dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya‟.
29

 

 Soekarno yang merupakan ketua Panitia Sembilan berujar kepada 

Latuharhary, bahwa preambule yang tidak disetujui oleh Latuharhary merupakan 

suatu dasar yang telah disepakati oleh golongan Islam dan kebangsaan. Namun, tidak 

saja Latuharhary seorang yang menolak unsur syariat Islam tersebut, Wongsonegoro 

dan Hoesein Djajadiningrat juga berkeberatan atas anak kalimat yang dipersoalkan 

Latuharhary. 

 Baik Wongsonegoro maupun Hoesein mengungkapkan bahwa anak kalimat 

tersebut berpotensi menimbulkan fanatisme golongan. Ditengah tendensi 

ketidaksetujuan pada anak kalimat yang mengusung semangat syariat Islam, 

serangkaian proses untuk sampai pada kemerdekaan tetap dilakukan sekalipun terjadi 

alot antara kedua golongan. Ketidaksepakatan Golongan Nasionalis Sekuler terhadap 

rumusan dasar negara yang mengusung spirit Islam, dan sikap bertahan Golongan 

Nasionalis Islam terhadap rumusan dasar yang memuat pelaksanaan Syariat Islam, 

merupakan konfrontasi pemikiran yang nantinya melahirkan suatu konstitusi khas 

karena lahir dari dua pemikiran yang berbeda. 
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 Penolakan golongan Nasionalis Sekuler merupakan inkonsistensi terhadap 

putusan sidang Panitia Sembilan. Saat sidang pertama BPUPKI  memasuki fase 

penghujung, Soekarno berujar mengenai preambule negara yang utama sekali adalah 

menjalankan Syariat Islam masuk di dalamnya. Pernyataan Soekarno disetujui oleh 

seluruh anggota sidang termasuk golongan Nasionalis Sekuler. Namun, sikap 

beberapa golongan Nasionalis Sekuler yang tidak sesuai dengan kesepakatan kembali 

muncul saat persiapan peralihan menuju sidang BPUPKI kedua. 

 Sikap golongan Nasionalis Sekuler yang tidak berpegang pada modus vivendi 

yang telah disepakati menjadi sebuah preambule lalu disebut dengan Piagam Jakarta 

(the Jakarta Charter), dinilai oleh beberapa sejarawan sebagai sikap inkonsistensi 

dan syarat akan unsur ideologis dan agamis. Penolakan Latuharhary yang berasumsi 

bahwa kalimat yang bernas Syariat Islam berpretensi chaos antar adat istiadat. 

Penolakan tersebut direspon oleh Haji Agus Salim yang menyatakan bahwa 

perbedaan antara hukum agama dan hukum adat tidak menjadi permasalah baru, 

sebab dari kalangan Islam sudah selesai dengan perbedaan tersebut.
30

 

 Dengan segala perdebatan antara kedua golongan, pada 16 Juni 1945 dihari 

terakhir sidang BPUPKI, Soekarno sebagai Ketua Panitia Sembilan menyatakan 

bahwa yang dilalui oleh anggota sidang baik dari pemuka kebangsaan maupun 

pemuka Islam, telah sampai pada kesepakatan bersama yaitu keputusan Panitia 

Sembilan. Setelah perdebatan menemukan kerucut dan menjadi sebuah konsensus 

yang disepakati kedua golongan, Dr. Radjiman selaku ketua Sidang menutup Sidang 

BPUPKI dan mengumkan “Jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi saya 

ulangi. Undang-Undang Dasar kita terima dengan sebulat-bulatnya”, pernyataan 
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diakhir persidangan tersebut ditutup dengan kesepakatan utuh dan tepuk tengan oleh 

semua anggota persidangan. 

 Setelah sidang BPUPKI ditutup dengan kesepakatan antara kedua golongan 

yang memuat kesepakatan Dasar negara termasuk Piagam Jakarta. Pada 7 Agustus 

1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan segala 

tugasnya untuk mengantar Indonesia menuju kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan 

yang dilangsungkan pada 17 Agustus 1945 menandakan tugas PPKI telah sampai 

pada tujuannya, akan tetapi di sore hari setelah proklamasi kemerdekaan Moh. Hatta 

kedatangan seorang opsir kaigun yang dikawal oleh Nisyidjima, menyampaikan 

kabar bahwa terjadi penolakan golongan Protestan dan Khatolik atas dasar negara 

yang mencantumkan kewajiban Syariat Islam bagi pemeluknya.  

Sikap Moh. Hatta atas informasi tersebut diresponnya dengan menemui Ki 

Bagus Hadikusumo yang dikenal vokal terhadap pengusungan Syariat islam dalam 

Dasar Negara. Moh. Hatta yang tidak mampu menyakinkan Ki Bagus Hadikusumo 

akhirnya menemui Kasman Singodimejdo. Ki Bagus Hadikusumo berusaha 

diyakinkan olehnya yang memilik latar belakang sama dengan Ki Bagus Hadikusumo 

sebagai aktivis Muhammadiyah. Dengan segala argumentasi Kasman Singodimejdo 

tetap tidak mampu meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo untuk menerima penghapusan 

penggalan “dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para penganutnya”. Akan 

tetapi dengan tafsiran lain tentang esensi Ketuhanan Yang Maha Esa yang paling 

mendekati sistem teologi Islam, maka Ki Bagus Hadikusumo mengalah demi 

bersatunya semua wilayah dalam Indonesia.
31
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 Setelah sidang BPUPKI menghasilkan konsensus dari dua golongan, dan 

terjadi penolakan dari Latuharhary dengan asumsi benturan antara Islam dan adat 

istiadat. Penolakan selanjutnya datang dari akar rumput (grass roots) golongan 

Protestan dan Khatolik yang di informasikan langsung Nisyidjima kepada Moh. Hatta 

bahwa sejumlah tokoh masyarakat timur keberatan dengan hasil sidang BPUPKI 

yang melahirkan Piagam Jakarta dan pelaksanaan Syariat Islam yang masuk kedalam 

dasar negara. 

 Ketidaksepakatan golongan Nasionalis Sekuler terhadap konsensus tersebut, 

apakah berkaitan dengan kemaslahatan negara di masa depan ataukah ada unsur 

politis yang melatarbelakangi sehingga terjadi penolakan hasil putusan sidang 

tersebut. Begitu Pula golongan Nasionalis Islam yang berpegang teguh pada landasan 

keislaman sebagai pijakan dalam mengatur negara telah di perjuangan sekuat tenaga 

dan pikiran, akan tetapi terhalang dengan ketidak sepakatan beberapa golongan 

Nasionalis Sekuler. 

 Dari runutan penjelasan diatas telah diketahui bahwa pergolakan pemikiran 

antara golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler telah dimulai sejak 

Indonesia belum merdeka, dan rentetan perbedaan antara kedua golongan terus 

berkelanjutan sampai pada masa menjelang kemerdekaan yakni pada perumusan 

dasar negara. Konstruksi dasar negara yang dibangun dalam sidang BPUPK pada 29 

Mei – 16 Juli 1945 memuat akumulasi perdebatan antara golongan Nasionalis Islam 

dan Nasionalis Sekuler yang menggambarkan perjalanan pemikiran bangsa Indonesia. 

 Sidang BPUPK menjadi batasan untuk menganalisis dan menilai pemikiran 

kedua golongan, apakah pergolakan pemikiran antara golongan Nasionalis Islam dan 

Nasionalis Sekuler adalah murni pertentangan pemikiran pendiri bangsa, ataukah ada 
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campur tangan politis dan dominasi penjajah yang tidak menyukai kebangkitan 

Bangsa Indonesia dan Kaum Muslimin dalam bentuk Negara. Sehingga, mereka 

memainkan politik adu domba (devide et impera) agar salah satu dari kedua golongan 

mengalah atau tetap pada pendiriannya. 

 Untuk melihat kemurnian analisis tanpa mengedepankan subyektifitas maka 

perdebatan Sidang BPUPK yang berlangsung pada 29 Mei – 16 Juli 1945 menjadi 

standar dalam mengetahui dan menganalisis serta merumuskan teori dasar penolakan 

golongan Nasionalis Sekuler dan pengembalian hak golongan Nasionalis Islam. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskanlah masalah: 

1. Bagaimana landasan dan corak pemikiran Golongan Nasionalis Islam dan 

Golongan Nasionalis Sekuler ? 

2. Bagaimana perdebatan golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler 

dalam sidang BPUPKI ? 

3. Bagaimana pengaruh pemikiran kedua golongan terhadap lahirnya dasar 

negara Indonesia ? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dengan judul “Perdebatan dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-

Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tentang Dasar Negara (29 Mei - 17 Juli 

1945)” terdapat beberapa istilah yang penting dijelaskan, guna memberikan batasan 

definitif agar tidak terjadi dualisme pemahaman. Istilah yang dimaksud yakni, 

Perdebatan, Sidang BPUPKI, dan Dasar Negara. 
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1. Perdebatan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menempatkan perdebatan sebagai kata benda 

(Noun) yang diartikan sebagai soal yang diperdebatkan dan perbantahan. Adapun 

dalam kamus Tesaurus menyamakan nomina perdebatan dengan kata gaduh, 

penalaran, pembelajaran, konflik, dan perang. Dalam filsafat Yunani, perdebatan 

adalah usaha untuk menemukan kebenaran dengan jalan mengamati, menguji, 

menyimpulkan dan mempertentangkan antara satu kesimpulan dengan kesimpulan 

yang lain sehingga terjadi kesepakatan bersama berdasarkan proses perdebatan yang 

telah dilaksanakan. 

Dalam penelitian ini perdebatan yang dimaksud adalah perbantahan, adu 

gagasan dan argumentasi yang terjadi dalam sidang BPUPKI. Perbantahan yang 

berlangsung dalam sidang BPUPKI adalah perbantahan yang terjadi antara golongan 

Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler. Adu gagasan dan argumentasi antara 

golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler adalah tentang dasar negara 

Indonesia yang menjadi patokan dalam bernegara. Perdebatan yang memecah 

anggota persidangan kedalam dua golongan merupakan hasil dari argumentasi 

tentang menjadikan Islam sebagai dasar negara ataukah memisahkan Islam dari 

kehidupan bernegara. 

Perdebatan tentang dasar negara yang didalamnya menyangkut pemikiran 

tentang dasar dan landasan filosofis para pemikir bangsa yang membelah keduanya 

kedalam golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler. Perdebatan tentang 

landasan bernegara yang sejak lama mengkooptasi kedua golongan, semakin 

memperdalam jurang perbedaan pandangan ketika memasuki pembahasan 

kemerdekaan dalam sidang BPUPKI. Maka, perdebatan yang dimaksudkan dalam 
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penelitian ini adalah perdebatan yang berlangsung dalam sidang BPUPKI yang 

memperdebatkan tentang dasar negara Indonesia. 

2. Sidang BPUPKI 

Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut  独立準備調査会 (Dokuritsu Junbi 

Chōsa-kai) adalah badan persiapan yang mendiskusikan tentang persiapan 

kemerdekaan Indonesia. Melalui pengumuman yang disampaikan oleh Kumakichi 

Harada pada 1 Maret 1945, Badan ini menjalankan persidangan sebanyak dua kali 

sidang. Sidang pertama yang berlangsung pada 29 Mei - 1 Juni 1945 membahas 

terkait bentuk negara dan dasar negara Indonesia. Bentuk negara yang disepakati 

adalah negara kesatuan dan pembahasan dasar negara yang akan menjiwai Undang-

Undang Dasar negara Indonesia masih terdapat alot antara golongan Nasionalis Islam 

dan Golongan Nasionalis Sekuler. 

Pada sidang kedua BPUPKI pembahasan yang berlangsung adalah terkait 

dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kewarganegaraan 

Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan 

negara, serta pendidikan dan pengajaran. Sidang BPUPKI dengan segala perdebatan 

dan argumentasi di dalamnya, membatasi penelitian ini hanya pada persoalan dasar 

negara. Sekalipun persoalan dasar negara menjadi topik utama dalam penelitian ini, 

namun tetap membahas argumentasi yang beririsan dengan persoalan dasar negara. 

Pada masa reses antara sidang pertama dan kedua terbentuk panitia sembilan 

yang berperan menerjemahkan persidangan pertama yang tidak menemukan titik 

temu antara golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler. Panitia sembilan 

merumuskan kesepakatan dengan menjadikan syariat Islam sebagai asas dalam 
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bernegara yang tertuang dalam preambule dan sila pertama pancasila yang nantinya 

akan menjiwai lahirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

Walaupun Panitia Sembilan telah menghasilkan kesimpulan yang disepakati bersama 

dalam rapat terbatas tersebut, akan tetapi ketidak sepakatan antara kedua golongan 

masih bergema pada sidang kedua. 

Sidang BPUPKI dalam riset ini dibatasi pada perdebatan tentang dasar negara 

yang membelah anggota persidangan menjadi golongan Nasionalis Islam dan 

Nasionalis Sekuler. Perdebatan tentang dasar negara yang dimaksud adalah 

perdebatan tentang ideologi negara yang mengilhami lahirnya Undang-Undang Dasar 

dan menjadi jiwa bangsa Indonesia. 

3. Dasar Negara 

Dasar negara adalah acuan suatu negara dalam merumuskan peraturan dan 

menjadi pandangan hidup dalam melaksanakan aktivitas kenegaraan dan sosial 

kemasyarakatan. Dasar negara yang dijadikan sebagai perdebatan dalam sidang 

BPUPKI adalah dasar negara yang di dalamnya terdapat pelaksanaan syariat Islam 

dalam bentuk bernegara dan dasar negara yang memisahkan antara agama dan 

negara. Dalam sidang BPUPKI pertama yang berlangsung pada 29 Mei 1945, 

terdapat adu argumentasi antara Ki Bagus Hadikusumo dan Moh. Yamin. Ki Bagus 

Hadikusumo sebagai representasi golongan Nasionalis Islam mengajukan sebuah 

pandangan yang mengharuskan agama Islam sebagai dasar negara dan pandangan 

hidup bangsa Indonesia. Sedangkan Moh. Yamin berpendapat bahwa negara yang 

hendak didirikan adalah negara yang memisahkan antara agama dan dasar negara. 

Dua perbedaan pandangan tersebut melebar dalam sidang BPUPKI pertama 

hingga diterjemahkan dalam rapat Panitia Sembilan. Dasar negara yang lahir adalah 
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suatu pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadikan Islam sebagai barometer 

dalam menyusun Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan lainnya. 

Kesepakatan tersebut tidak bertahan lama hingga pada 18 Agustus 1945 ditetapkan 

sebuah dasar negara yang baru yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. 

Dasar negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemikiran golongan 

Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler dalam merumuskan dasar negara yang 

menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan argumentasi tentang dasar negara 

adalah perdebatan tentang dasar negara yang berlangsung pada Sidang BPUPKI. 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penulisan tesis terdapat referensi utama yang menjadi pustaka dasar 

dalam menyusun hasil penelitian. Untuk mendukung pemahaman terhadap hasil 

penelitian, diperlukan pustaka pendukung dalam menyusun badan (body) yang 

menerangkan teori, konsep, serta tulisan yang dianggap perlu dan penting yang 

menjembatani antara teori dan hasil penelitian. Pustaka dasar atau referensi utama 

merupakan bahan khusus dalam menyusun hasil penelitian. Ada banyak judul buku 

serta artikel ilmiah yang menerangkan proses pembentukan BPUPK, akan tetapi 

secara general hanya membahas sebab dibentuknya Badan Penyelidik tersebut, tanpa 

mengeksplorasi sekelumit perbedaan pendapat golongan Nasionalis Sekuler dan 

Nasionalis Islam. Berikut referensi utama dalam penyusunan penelitian : 

1. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942 karya Prof. Deliar Noer. 

Sejak awal buku ini merupakan disertasi penulis yang dirampungkan pada 

departemen ilmu politik Cornell University, Amerika Serikat. Buku ini 

membahas asal-usul dan pertumbuhan gerakan modern Islam yang meliputi 

gerakan pendidikan, sosial dan gerakan politik. Secara khusus buku ini 
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memaparkan hubungan antara golongan Islam dan Nasionalis yang diberi 

judul “Hubungan antara Kalangan Modern Islam dengan Kalangan 

Kebangsaan yang Netral Agama”. Secara sistematis pula, buku ini memulai 

pembahasan dengan memetakkan kelompok Sekular dan Kelompok Islam 

baik modern maupun tradisional, hingga sampai kepada kerucut kesimpulan 

yang membedakan serta mempersatukan keduanya.  Buku ini juga memiliki 

otoritas sejarah yang tinggi, sebab penulis hidup di tengah-tengah para aktor 

kebangsaan. Saat penulis menjadi ketua umum Pengurus Besar Himpunan 

Mahasiswa Islam (PB HMI) yang menambah kedekatannya dengan tokoh 

pendiri bangsa seperti Hamka, Natsir dan Mohammad Roem. 

2. Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh Ke Belakang Menatap Masa Depan 

karya Dr. Anwar Harjono, S.H. Buku ini secara utuh membahas bagaimana 

pertentangan antara Golongan Nasionalis Sekuler dan Golongan Nasionalis 

Islam. Dengan sistematika pemaparan mulai dari zaman penjajahan belanda 

sampai analisis masa depan (future analysis) tentang hubungan Islam dan 

kebangsaan. Dr. Anwar Harjono juga membahas perbedaan mendasar antara 

partai Islam dan partai Nasionalis termasuk pemikiran tokoh-tokoh 

keduanya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, buku ini merupakan 

karya seorang aktivis pergerakan Islam yang hidup bersama para pelaku 

sejarah Indonesia. Dr. Anwar Harjono, merupakan pendiri Gerakan Pemuda 

Islam Indonesia (GPII) yang secara tradisional dididik oleh Hadratusy 

Syaikh KH. M. Hasyim Asy‟ari, lalu melanjutkan pendidikannya Sekolah 

Tinggi Islam (STI). Di Bawah asuhan KH. Abdul Kahar Moezakir selaku 

Rektor STI saat itu, Anwar Harjono tentu banyak mendapatkan ilmu serta 
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informasi sejarah yang di kemudian hari dituangkan dalam banyak bentuk 

karya. 

3. Api Sejarah Jilid Kedua “Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam 

Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia” karya Prof. Ahmad 

Mansur Suryanegara. Buku ini general membahas peran ulama dan 

intelektual Islam dalam menegakkan dan mempertahankan Negara kesatuan 

Republik indonesia. Api Sejarah Jilid Kedua merupakan kelanjutan dari 

buku Api Sejarah Jilid Kesatu. Pada gerbang kedelapan sub pembahasan 

tentang “Peran Ulama dalam Menegakkan dan Mempertahankan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”, membahas tentang perumusan dasar negara, 

dan tokoh-tokoh yang menjadi aktor dalam pergulatan dalam merumuskan 

dasar negara. Buku ini dikenal sebagai buku sejarah nasional yang 

menerapkan islamisasi historiografi (Islamization of historiography) dalam 

penyusunannya. Dikatakan islamisasi historiografi sebab dalam 

penghimpunan data menggunakan informasi pembanding selain informasi 

arus utama (Mainstream) dalam memahami sejarah perumusan dasar negara 

perspektif tokoh-tokoh Islam. Seperti penghapusan kalimat “dengan 

kewadjiban mendjalankan Sjariat Islam bagi pemelok2-nja” dalam beberapa 

buku Sejarah Nasional hanya menyebutkan nama Ki Bagoes Hadikoesoemo 

sebagai perwakilan golongan Nasionalis Islam yang menolak penghapusan 

kalimat tersebut, akan tetapi dalam Api Sejarah Jilid Kedua ditemukan 

informasi lain bahwa KH. Wachid Hasjim sebagai anggota panitia sembilan 

juga keberatan atas penghapusan kalimat tersebut. Prof. Ahmad Mansur 

Suryanegara sebagai penulis merupakan seorang sejarawan yang memiliki 
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kapasitas dalam historiografi nasional Indonesia. Karir penulis sebagai 

pengajar ilmu sejarah di beberapa universitas menambah otoritasnya sebagai 

ilmuwan rujukan dalam historiografi sejarah nasional Indonesia. 

4. Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia karya al-

Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, Ph.D. Karya ini merupakan 

tesis yang diselesaikan oleh penulis pada Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi 

Pengajian Islam, Universiti Malaya. Tesis tersebut memuat paparan terkait 

asal usul Pancasila, pencetusnya, dan perdebatan dalam akhir perumusannya. 

Secara eksplisit, penulis menghadirkan data terkait penafsiran subjektif dan 

politis terhadap Pancasila yang ditafsirkan oleh golongan Nasionalis sekuler 

untuk menghalang hadirnya dasar negara yang bernas Islam. Data tersebut 

berfungsi untuk mengetahui dasar penolakan golongan Nasionalis Sekuler, 

sekaligus untuk mengklasterkan gagasan antara kedua golongan. Al-Habib 

Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, Ph.D, merupakan tokoh ulama 

kontemporer, aktivis dan akademisi muslim yang dinilai oleh para liberalis 

sebagai seorang fundamental dan revival. Karya akademiknya dan 

persinggungannya terhadap tokoh sekuler di Indonesia, menambah khazanah 

pustaka dalam penelitian ini. Sebab, dalam penyajiannya secara sistematik 

memaparkan data sejarah dan analisis antara golongan Nasionalis Sekuler 

dan Nasionalis Islam. 

5. Genealogi Intelegensia: Pengetahuan dan Kekuasaan Inteligensia Muslim 

Indonesia Abad XX karya Yudi Latif, Ph.D. Dalam menyusun hasil 

penelitian dibutuhkan data tentang transmisi pemikiran inteligensia muslim 

yang membentuk frame berpikir gerakan Nasionalis Islam serta aktor 
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muslim yang berperan dalam menyusun dasar negara Indonesia. Buku ini 

merupakan disertasi Yudi Latif yang diselesaikannya di departemen 

Sosiologi Politik dan Komunikasi Australian National University. 

Keunggulan buku ini terdapat dalam data dan analisis yang disajikan 

berkaitan dengan akar pendidikan barat yang ditempuh inteligensia (muslim) 

modern, dan akar pendidikan para ulama. Klasifikasi antara pendidikan 

inteligensia muslim yang menerima pendidikan barat dan tokoh islam yang 

mendapat pendidikan secara tradisional menjadi transkrip yang sangat 

dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini, terkhusus dalam membedah 

akar pendidikan golongan Nasionalis Sekuler dan golongan Nasionalis 

Islam. Didukung pengalaman penulis yang pernah menjabat sebagai Kepala 

Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dan ditambah karya-karyanya 

yang meliputi sejarah wawasan kebangsaan Indonesia yang berkaitan dengan 

Islam dan kebangsaan, menjadi justifikasi peneliti untuk memasukan karya 

tersebut sebagai pustaka utama. 

6. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila 

karya Yudi Latif, Ph.D. Pancasila sebagai karya bersama diungkap secara 

historis, rasional dan aktual. Pada perspektif historis buku ini membahas 

negosiasi antara sekularisasi dan religiosasi negara yang didalamnya 

menyajikan dialog antara golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler. 

Secara sistematisasi buku ini memuat pembahasan dengan sub analisis yang 

dimulai dengan pembahasan Ketuhanan yang Berkebudayaan, Kemanusiaan 

Universal, Persatuan dalam Kebhinekaan, Demokrasi Permusyawaratan, dan 

Keadilan Sosial. Buku ini mendapat banyak respon dari para guru besar yang 
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menggeluti bidang humaniora yang menyambut baik buah pikir dari penulis. 

Terlepas dari segala perbedaan pandangan dan analisis, buku ini menyajikan 

data yang kaya terkait sistematis pembentukan dasar negara termasuk 

perdebatan dalam perumusannya. 

7. Islam & Penjajahan Barat: Sejarah Muslim dan Kolonialis-Eropa-Kristen 

Memodernisasi Sistem Organisasi, Politik, Hukum, Pendidikan di Indonesia 

dan Melayu karya Prof. Muhammad Ali. Buku ini memuat pengaruh 

penjajahan barat terhadap reorganisasi dan modernisasi pendidikan dan 

organisasi Islam di Nusantara (Indonesia dan Malaysia). Bagaimana desakan 

dan penguasaan penjajah terhadap nusantara memberi kemajuan terhadap 

laju gerak dan organisasi Islam. Dan bagaimana gerakan Islam mampu 

mengadopsi tata organisasi barat, tanpa menghilangkan Islam sebagai ruh 

dan pemikiran organisasi. Buku ini juga memuat proses pengajaran agama 

Islam dan masuknya paham sekuler di Nusantara, termasuk proses 

sekularisasi pendidikan. Kepentingan peneliti terhadap data tersebut untuk 

mengetahui akar (radix) golongan Nasionalis Sekuler yang mendesain 

pemikirannya dalam menyusun dasar negara.  Prof. Muhammad Ali selaku 

penulis memiliki otoritas yang kuat dalam penalaran sejarah umat Islam 

khususnya sejarah umat Islam di Nusantara. Posisinya sebagai Direktur 

Program Studi Timur Tengah dan Islam di University of California ditambah 

dengan intensitas dan jaringan global dalam berinteraksi dengan ilmuwan 

yang secara spesifik berkonsentrasi pada sejarah Asia Tenggara, seperti 

Liam Kelley, Michael Aung Twin, dan Vina Lanzona. 
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8. Dokumen Negara, Himpunan Risalah Sidang dari Badan Penyelidik Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (29 Mei - 16 Juli 1945) dan 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (18 dan 19 Agustus 

1945) Yang Berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 

1945. Dokumen ini merupakan arsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) yang dihimpun dari Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 

versi Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, Jilid Pertama tahun 1959. Dokumen 

ini berisikan diantaranya, pidato Mr. Muhammad Yamin, Pidato Prof. 

Supomo, Pidato Ir. Soekarno, Risalah Rapat Besar, Risalah Rapat Panitia 

Perancang Undang-Undang Dasar, dan Risalah Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia. Kekuatan historis dokumen ini bersumber langsung 

dari pelaku sejarah yang dapat ditelaah secara prematur oleh peneliti. 

9. Pertarungan Ideologi Pancasila di Tengah Kepungan Ideologi-Ideologi 

Dominan karya Dr. Eko Handoyo, dkk. Buku ini berisi sejarah ideologi 

Pancasila yang membahas secara terstruktur mulai dari era pergerakan 

sampai kepada perumusannya. Strukturisasi penulisan dalam buku tersebut 

berfungsi mempermudah analisis penelitian untuk selanjutnya dibandingkan 

dengan sumber lain. Penulis yang berprofesi sebagai dosen yang mengampu 

mata kuliah etika politik dan pembangunan politik pada Jurusan Politik dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

menjadi pertimbangan peneliti untuk memasukan sebagai pustaka utama 

dalam penelitian ini. Untuk mendukung analisis dan investigasi sumber, 

terdapat beberapa referensi pendukung yang memaparkan teori, konsep, 
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serta informasi sejarah yang mengantar sistematika penelitian sampai pada 

hasil dan kesimpulan. 

Beberapa sumber pendukung dalam kajian pustaka penelitian : 

1. Indonesia Terlipat-Lipat 1945-1998 (Suatu Tinjauan Historis) Jilid Pertama 

karya Dr. Abdullah Renre. Data pendukung dalam penelitian ini terdapat 

dalam bab satu yang memaparkan kondisi bangsa Indonesia menjelang 

kemerdekaan sampai detik-detik kemerdekaan. Buku ini terdapat beberapa 

kutipan yang dianalisis oleh penulis. Dengan model analisis reportase dan 

kapasitas penulis sebagai dosen dan sejarawan, dianggap oleh peneliti sangat 

perlu sebagai referensi pendukung. 

2. Sejarah Sosial Intelektual Islam karya Prof. Muh. Dahlan M. Dalam buku ini 

terdapat sub bab “Sejarah Pemetaan Awal Perkembangan Intelektual Islam 

di Indonesia” yang membahas klasifikasi intelektual Islam. Data ini 

berfungsi untuk memposisikan Golongan Nasionalis Islam yang beberapa 

tokohnya menjadi aktor dalam BPUPKI. Penulis yang berprofesi sebagai 

dosen sejarah dan sejarawan, memberikan posisi penting buku Sejarah 

Intelektual Islam sebagai pustaka pendukung dalam penelitian ini. 

3. Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran karya Prof. 

Munawir Sjadzali. Pada dasarnya, buku ini merupakan strukturisasi tentang 

tata pemikiran politik Islam yang dimulai pada masa Nabi Muhammad saw., 

sampai dengan era kontemporer (Negara Islam abad 20) yang 

mengkompilasikan antara hukum Islam dan hukum kontemporer. Secara 

khusus buku ini memuat pemikiran tentang Islam dan tata negara di 

Indonesia yang didalamnya membahas pokok-pokok pemikiran Natsir 
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tentang dasar negara. Prof. Munawir Sjadzali merupakan pemikir Islam 

Kontemporer yang mendapatkan label sebagai pemikir sekuler yang 

konsisten dengan pemikirannya menolak konsep negara Islam. Pada masa 

perjuangan penulis pernah bergabung dalam barisan Laskar Hizbullah, dan 

saat masa jabatannya sebagai Menteri Agama era Soeharto, Pancasila 

semarak dan konsisten dikampanyekan sebagai asas tunggal negara dan 

organisasi dalam lingkup NKRI. Dengan perjalan sejarah yang pernah dilalui 

penulis, dan daulatnya sebagai pemikir Islam yang bersinggungan formal 

dengan tata negara, maka buku ini adekuat untuk dijadikan sebagai referensi 

pendukung. 

4. Ideologi Kaum Islamisme karya Dr. Mahmuddin, M.Ag. Dalam buku ini 

terdapat bab yang secara khusus membahas perjuangan menegakkan syariat 

Islam dalam negara yang meliputi syariat Islam antara realitas dan idealitas, 

teori penerapan syariat Islam, pasang surut hubungan negara dan syariah, 

negara dan syariah dalam konteks Indonesia, dan Isu sekularisme, 

pluralisme, dan HAM yang memicu formalisasi syariat. Pada sub bab negara 

dan penerapan syariah konteks Indonesia menjadi data penting untuk 

mendukung analisis terkait wacana keislaman yang diajukan oleh golongan 

Nasionalis, sehingga buku ini layak untuk dimasukan sebagai data 

pendukung. 

5. Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal dalam Konteks 

Nasional karya Dr. Adhyaksa Dault. Buku ini membahas gelombang 

nasionalisme yang memetakan lahirnya paham nasionalisme termasuk di 

negara jajahan. Data tersebut berfungsi mendeteksi akar nasionalisme 
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Indonesia yang membedakanya dengan nasionalisme yang lain. Adhyaksa 

Dault sebagai penulis memiliki keunggulan data dalam penulisan bukunya, 

sebab interaksinya dengan banyak tokoh negara, menambah perspektif baru 

dalam wacana Islam dan kebangsaan. Pada bab tentang universalisme Islam 

dan Nasionalisme secara spesifik membahas nasionalisme dalam perspektif 

Islam dan Nasionalisme Jahiliyah sekuler yang berfungsi sebagai data 

pendukung dalam membedah golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis 

Sekuler. 

6. Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam: 

Kesalahpahaman dan Penyalah Pahaman terhadap Pancasila 1945 - 2009 

karya Dr. Adian Husaini. Karya ini merupakan respon atas tulisan akademisi 

Kristen yang termuat dalam Tabloid Reformata yang mempermasalahkan 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Zakat dan RUU Makanan Halal. 

Menurutnya RUU tersebut akan berpotensi meruntuhkan NKRI. Tidak hanya 

dua RUU tersebut, tetapi juga banyak UU dan RUU lain yang dikritik para 

akademisi Kristen melalui tabloid Reformata, seperti UU Perkawinan, UU 

Peradilan Agama, UU Perbankan Syariah, dan beberapa UU lainnya. 

Dengan prasangka yang sama bahwa UU tersebut merupakan manuver 

kelompok tertentu (kalangan Islam) yang ingin merongrong NKRI. Buku ini 

memuat data alasan kalangan Nasionalis Sekuler menolak tujuh kata (dengan 

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) pada sila 

pertama yang selanjutnya dihapus dari Piagam Jakarta. Data tersebut juga 

berfungsi mengetahui dasar penolakan golongan Nasionalis Sekuler pada 

sidang BPUPKI yang berdampak pada realitas kebangsaan. Dr. Adian 
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Husaini dikenal sebagai seorang muslim fundamental dan revival yang setiap 

penolakan kelompok tertentu terhadap syariat Islam akan direspon dengan 

langkah-langkah Ilmiah. Asumsi tersebut yang membuat peneliti 

memasukan karyanya dalam referensi pendukung. 

7. Falsafah Pancasila: Epistemologi, Keislaman, Kebangsaan karya Dr. Fokky 

Fuad Wasitaatmadja. Buku ini membahas historisitas pemikiran para Bapak 

Bangsa (Founding Fathers) yang berkaitan dengan wawasan keislaman yang 

dikaitkan dengan kenegaraan. Yang menarik dalam buku ini adalah para 

pendiri bangsa yang membahas keterkaitan Islam dan nasionalisme tidak 

hanya berasal dari golongan Nasionalis Islam tetapi juga datang dari 

golongan Nasionalis Sekuler. Otoritas penulis sebagai pakar hukum tata 

negara yang menggali khazanah hukum Indonesia berdasarkan sejarah 

lahirnya menambah kelayakan karya tersebut untuk masuk dalam referensi 

pendukung. 

8. Pancasila Konsensus Negara Bangsa Indonesia karya Dr. Mohamad Sinal. 

Buku ini secara khusus menghadirkan bab yang membahas hubungan negara 

dan agama yang ditinjau dalam perspektif ketuhanan yang maha esa yang 

menghadirkan sub bab tentang negara dan agama, Sila Ketuhanan yang 

Maha Esa merupakan prinsip politik bukan prinsip teologis. Spesifikasi 

pembahasan tentang hubungan agama dan negara menjadi ukuran untuk 

memasukan buku ini sebagai pustaka pendukung, sebab perdebatan antara 

golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler merupakan adu 

argumentasi yang membahas hubungan agama dan negara dalam perspektif 

kedua golongan. Penulis yang berprofesi sebagai pengajar ilmu hukum di 
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perguruan tinggi menjadi pertimbangan peneliti untuk memasukan karya ini 

sebagai bahan pendukung penulisan tesis. 

9. Pancasila Kekuatan Pembebas terbitan Pusat Studi Pancasila Universitas 

Katolik Parahyangan. Buku yang disusun tim Pusat Studi Pancasila 

Universitas Katolik Parahyangan ini memuat bahasan justifikasi pancasila 

secara historis, dan ditambah dengan bahasan sistem berfikir Pancasila yang 

berfungsi sebagai perekat bangsa. Buku ini layak dimasukan sebagai pustaka 

pendukung, sebab memuat pandangan akademisi katolik berkaitan dengan 

historisitas dasar negara yang didalamnya menyangkut perdebatan antara 

golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler. 

E. Kerangka Teoretis 

Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan hasil dan kerja keras 

dari seluruh elemen tokoh, pergerakan dan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum gaung 

kemerdekaan dikumandangkan para tokoh bangsa dengan segala pandangan dan 

gagasan, telah memiliki rumusan masing-masing terkait dasar dan model negara apa 

yang akan dianut oleh Negara Indonesia ketika kelak merdeka. Perbedaan 

fundamental antara tokoh-tokoh bangsa mengenai dasar dan model negara Indonesia 

bersumber dari perbedaan dan cara pandang dalam melihat kehidupan yang disertai 

dengan latar belakang pendidikan dan aktivitas pergerakan yang dilaluinya saat 

berjuang melepaskan diri dari penjajahan. 

Secara formal, realisasi kemerdekaan dimulai dengan dibentuknya Badan 

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan  (BPUPKI)
32

 yang bertugas 

                                                             

32
  Sidang BPUPKI berisi 68 anggota aktif dan delapan anggota pasif. Anggota aktif terdiri 

dari tokoh bangsa, baik dari kalangan pribumi maupun keturunan, dan anggota pasif berasal dari pihak 

Jepang yang tidak memiliki hak suara. 
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menghimpun pemikiran para tokoh bangsa untuk selanjutnya dijadikan bahan 

menyusun dasar negara serta bentuk negara yang akan disepakati. Sidang pertama 

yang berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dipimpin oleh Dr. Radjiman yang 

mengarahkan persidangan pada pembahasan tentang apa dasar Negara Indonesia yang 

akan dibentuk oleh anggota sidang. 

Anggota sidang yang berisikan tokoh-tokoh pergerakan nasional baik dari 

kalangan Islam maupun Nasionalis menghimpun diri pada sidang BPUPKI dengan 

tujuan merumuskan dasar dan kelengkapan (tools) bernegara. Hari pertama Sidang 

BPUPKI, pembahasan berfokus pada dasar negara dan sedikit pembicaraan tentang 

kelengkapan negara, konsep-konsep negara kebangsaan, tujuan kemerdekaan, dan 

konsep pembentukan negara yang sangat detail. Beberapa anggota sidang juga 

menambahkan bahwa yang terpenting adalah persatuan rakyat Indonesia sebagai 

modal awal menuju kemerdekaan, memproklamirkan kemerdekaan dengan secepat-

cepatnya, serta pemberian jabatan pada kalangan pribumi. 

Hari pertama Sidang BPUPKI I berjalan tanpa alot, namun di hari kedua 

persidangan mulai nampak perbedaan antara kedua golongan. Perbedaan tersebut 

menggeliat sebab pidato Ki Bagus Hadikusumo yang disampaikan  di hari pertama 

persidangan yang mewacanakan negara berdasarkan agama dan dasar negara Islam 

mendapatkan dukungan oleh golongan Nasionalis Islam pada sidang di hari kedua. 

Impak lain dari pidato tersebut adalah penolakan golongan Nasionalis Sekuler yang 

berargumentasi tentang persatuan ketimbang menjadikan Islam sebagai dasar 

bernegara. 

Kerucut permasalah terkait dasar negara yang diperdebatkan pada Sidang 

BPUPKI membelah menjadi apakah negara Indonesia berdasarkan agama Islam atau 
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memisahkan Islam dari pengurusan negara. Pembelahan tersebut juga berdampak 

pada klasifikasi tokoh-tokoh yang menjadi aktor dalam sidang BPUPKI yang disebut 

golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler yang secara personal kedua 

golongan tersebut direpresentasikan oleh tokoh-tokoh yang mewakili pandangannya, 

seperti Golongan Nasionalis Islam yang diwakili Abikusno Cokrosuyoso, KH. Abdul 

Halim, KH. Ahmad Sanusi, Ki Bagus Hadikusumo, KH Masykur, KH Mas Mansur, 

KH Abdul Kahar Muzakkir. KH Agus Salim, Dr. Sukiman, KH Abdul Wahid 

Hasyim, dan AR Baswedan. Sedangkan dari golongan Nasionalis Sekuler diwakili 

oleh Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Prof. Muh Yamin, Dr. Soepomo, dan yang 

lainnya. 

Ada begitu banyak tokoh dari kedua golongan, namun yang 

merepresentasikan pandangan dari golongan Nasionalis Islam dan golongan 

Nasionalis Sekuler adalah mereka yang berargumentasi terkait dasar dan model 

negara yang disampaikan dalam Sidang BPUPKI. Pembatasan ini diperlukan sebab 

tokoh-tokoh yang berargumentasi pada persidangan dianggap telah mewakili 

golongan mereka. 

Fakta lain terkait perdebatan dasar negara, tidak hanya terjadi dalam lingkup 

Sidang BPUPKI. Muncul riuh-riuh di luar persidangan yang tidak sepakat dengan 

kalimat “Ketuhanan yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam 

bagi Pemeluk-Pemeluknya” yang terdapat pada Sila Pertama, dan membawa 

pengaruh bagi berubahnya struktur kalimat dalam sila tersebut. Fakta yang dimaksud 

adalah setelah proklamasi kemerdekaan yang akan dilangsungkan pada 17 Agustus 

1945 pukul 10.00 WIB berlokasi di kediaman Faradj Martak.
33

 Pada sore hari, Drs. 

                                                             

33
 Saudagar Arab yang rumahnya dijadikan pembacaan Teks Proklamasi 
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Mohammad Hatta kedatangan seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut) yang 

didampingi oleh Nisyijima
34

 sebagai juru bahasa, menyampaikan maksud opsir 

Kaigun berkaitan dengan keberatan golongan Nasionalis Sekuler dari kalangan 

Protestan dan Katolik terhadap Syariat Islam yang terdapat pada Sila Pertama. 

Padahal, kesepakatan mengenai “Ketuhanan yang Maha Esa dengan 

Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya” telah mencapai 

kulminasi dan keseragaman bersama pada 14 Juli 1945 dengan dijadikannya sebagai 

Mukadimah (preambule) Undang-Undang Dasar yang sebelumnya tidak disepakati 

oleh Ki Bagus Hadikusumo yang mengkritisi kata “Bagi Pemeluk-Pemeluknya”, 

untuk dihilangkan dan tinggal “Ketuhanan yang Maha Esa dengan Kewajiban 

Menjalankan Syariat Islam”. 

Dengan segala argumentasi dan perdebatan yang panjang. Golongan 

Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler menemukan kesepakatan untuk menetapkan 

Syariat Islam sebagai dasar negara yang hanya berlaku bagi umat muslim saja. Akan 

tetapi dengan hadirnya penolakan dari luar persidangan, memaksa Drs. Mohammad 

Hatta untuk meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo sebagai salah satu anggota PPKI 

berlatar Nasionalis Islam, agar menerima penolakan kalangan Protestan dan Katolik 

dan menghapuskan Syariat Islam sebagai asas utama negara. 

Akhir kesepakatan terkait dasar negara bersumber dari tekanan diluar 

persidangan, sementara di dalam area sidang sekalipun terjadi perbedaan pendapat 

yang sangat tajam, akan tetapi menemukan titik temu dan kesimpulan terkait dasar 

negara Indonesia. Sehingga Vis a Vis antara Golongan Nasionalisme Islam dan 

Nasionalisme Sekuler pada sidang BPUPKI perlu diteliti kronologi pertentangan, 

                                                             

34
 Asisten Admiral Maeda 
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corak pemikiran antara kedua golongan yang menjadi dasar pertentangan, perdebatan 

antara kedua golongan sebagai ejawantah dari pemikirannya, dan dasar penolakan 

golongan Nasionalis Sekuler terhadap dasar negara yang bernas Islam serta 

pengembalian hak (kesepakatan) golongan Nasionalis Islam terhadap syariat secara 

konstitusional. 

Pada kronologi pertentangan dan corak pemikiran, dimulai dengan mencari 

genealogi kedua golongan yang menyebabkan pertentangan hingga pembentukan 

badan yang bertugas mengupayakan kemerdekaan. Sedangkan, dasar penolakan 

golongan Nasionalis Sekuler dan pengembalian hak Nasionalis Islam dicari dengan 

menggunakan teori Invisible History yaitu mencari data historis yang tidak umum dan 

cenderung tersembunyi (Invisible) yang membawa dampak pada perubahan 

kesepakatan umum dalam sebuah peristiwa penting.  

Adapun dalam perumusan teori Invisible History akan dikemukakan pada Bab 

IV setelah ditemukan interelasi antara satu data historis yang umum dengan data 

khusus (Invisible), yang dimulai dengan tahapan abduksi yang mempertanyakan hasil 

akhir dari suatu peristiwa sejarah. Sehingga, kemunculan istilah teori Invisible 

History sebelum inferensi pada akhir penelitian merupakan asumsi terhadap data awal 

yang akan memperkuat hipotesis setelah proses dialektika antara data umum dan data 

khusus. 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Data historis yang telah dipaparkan dalam kajian pustaka menyatakan bahwa 

jenis penelitian ini merupakan penelitian sejarah (historical research) yang 

menganalisis secara logis peristiwa yang berlangsung  dimasa lampau (past) untuk 

mencari tahu kapan, siapa, dan bagaimana peristiwa yang terjadi pada masa tersebut. 

Data sejarah yang telah dikumpulkan dan tervalidasi keakuratannya diverifikasi 

kembali dengan alat penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik sumber, analisis dan 

interpretasi, dan terakhir disusun kembali dengan historiografi. 

Secara kualitatif penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library 

Research) yang menghimpun berbagai literatur baik yang sifatnya primer seperti 

dokumen negara, maupun sekunder seperti data sejarah yang telah dianalisis. Namun, 

peneliti menekankan pengambilan data primer yang disampaikan apa adanya tanpa 

mengambil analisis yang terdapat didalamnya. Data tersebut berfungsi menjawab 

rumusan masalah yang akan dipecahkan lalu disusun secara analitis dan sistematis. 

2. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivisme yang melihat 

peristiwa masa lalu dengan apa adanya yang berdampak secara sistematis terhadap 

peristiwa sosial di masa sekarang. Pendekatan ini menekankan verifikasi terhadap 

peristiwa lampau, sebab untuk mencapai objektivitas diperlukan verifikasi 

berdasarkan data sejarah yang umum maupun khusus. 

Adapun pendekatan post positivisme yang dimaksud adalah tindakan manusia 

yang tidak bisa diprediksi, sebab berubah-ubah sesuai dengan pemikiran dan keadaan 

sosial yang berlangsung di masanya. Sehingga untuk mengetahui objektivitas alur 
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penelitian, maka pendekatan post positivisme berupaya memverifikasi berdasarkan 

pendekatan historis, agama, pemikiran, politik, dan pendekatan sosial. Pendekatan 

historis dibutuhkan untuk menelaah rentang waktu suatu peristiwa yang didalamnya 

terdapat perubahan, dan hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainya. 

Dalam pendekatan ini juga tidak terlepas dari tempat dan pelaku yang mempengaruhi 

jalannya suatu peristiwa. Pendekatan historis dalam penelitian ini dimaksud 

menuntun penulis untuk memahami peristiwa yang melatarbelakangi diadakannya 

sidang BPUPKI beserta para pelaku sejarah dalam sidang BPUPKI.
35

 

Pendekatan agama dalam penelitian ini tidak bermaksud meninjau sejarah 

secara normatif dengan batas-batas keagamaan, akan tetapi sejarah yang memuat 

aktor dalam setiap peristiwanya mempunyai keyakinan (Belief System) dalam 

mengambil sikap dan tindakannya. Sehingga pendekatan agama yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menganalisis secara empiris pengalaman keagamaan 

Golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler yang membawa dampak pada 

perdebatan dalam merumuskan dasar negara.
36

 

Pergerakan organisasi dan aksi seorang tokoh merupakan peristiwa bersejarah 

yang dipengaruhi pemikiran tertentu yang menjadi basis dalam menyusun konsep 

serta strategi. Dari pemikiran yang diusung lahirlah momen yang membuat sejarawan 

mencari tahu seperti apa dan bagaimana akar pemikiran yang membentuk suatu 

peristiwa tertentu dalam sejarah. Dalam penelitian ini pendekatan pemikiran 

digunakan untuk mencari tahu genealogi pemikiran golongan Nasionalis Islam dan 

                                                             

35
 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. XVII; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 46. 

36
 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), h. 

157. 



42 

 

 
 

Nasionalis Sekuler yang mendesain keduanya dalam merumuskan dasar negara, serta 

membentuk perdebatan dalam sidang BPUPKI.
37

 

Perlu diketahui bahwa perumusan dasar negara dan segala perangkatnya 

dalam sidang BPUPKI merupakan keputusan, konflik dan konsensus yang telah 

dilalui oleh golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler. Ketiga hal tersebut 

merupakan aktivitas politik yang menentukan arah bangsa. Maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan politik dengan maksud mengetahui situasi politik yang 

terjadi pada saat sidang BPUPKI berlangsung, juga situasi di luar persidangan yang 

membawa dampak bagi kesepakatan antara kedua golongan.
38

 

Penelitian  ini juga menggunakan pendekatan sosial yang bertujuan untuk 

mencari tahu kondisi sosial bangsa Indonesia dan pengaruhnya terhadap golongan 

Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler dalam merumuskan dasar negara dalam 

sidang BPUPKI. Dalam penelitian ini, pendekatan sosial memberikan arah dalam 

mengetahui struktur lapisan bangsa Indonesia yang saat itu masih memetakan status 

sosial masyarakat berdasarkan derajat bangsawan dan rakyat jelata. Begitu pula aktor 

sejarah dalam sidang BPUPKI yang notabene banyak diisi oleh kelas bangsawan 

punya pengaruh besar dalam menentukan arah kemerdekaan bangsa.
39

 

3. Sumber Data 

Sumber Data dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya tulis ilmiah dan 

dokumen negara yang memiliki relevansi kuat dengan pembahasan sidang BPUPKI 

yang memuat dialog antara golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler. 
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Adapun sumber data primer yang memuat data perumusan dasar negara adalah 

Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942, Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh 

Ke Belakang Menatap Masa Depan, Api Sejarah Jilid Kedua “Mahakarya Perjuangan 

Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, 

Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia, Genealogi 

Intelegensia: Pengetahuan dan Kekuasaan Inteligensia Muslim Indonesia Abad XX, 

Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Islam & 

Penjajahan Barat: Sejarah Muslim dan Kolonialis-Eropa-Kristen Memodernisasi 

Sistem Organisasi, Politik, Hukum, Pendidikan di Indonesia dan Melayu, Dokumen 

Negara, Himpunan Risalah Sidang dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (29 Mei - 16 Juli 1945) dan Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (18 dan 19 Agustus 1945) Yang Berhubungan 

dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, dan Pertarungan Ideologi Pancasila 

di Tengah Kepungan Ideologi-Ideologi Dominan. 

Selain sumber primer, terdapat pula sumber sekunder yang menjadi data 

pendukung yang diperoleh dari buku-buku, artikel dan karya tulis ilmiah berupa 

jurnal, artikel, serta dokumen/ arsip negara yang membantu proses penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan terlebih dahulu memisahkan referensi 

primer dan sekunder. Sebagaimana penelitian kepustakaan, sumber yang telah 

dihimpun lalu diklasifikasikan memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi data 

primer sebagai data utama dalam verifikasi dan penyusunan hasil penelitian. 

Sedangkan data sekunder berfungsi sebagai data pendukung yang menjadi pengantar 
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dalam memasuki hasil penelitian. Proses pengumpulan data merupakan tahap 

heuristik yang selanjutnya diverifikasi. 

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Metode pengolahan data dilakukan dengan metode abduksi
40

 yang 

menganalisis kembali peristiwa sejarah. Sejalan dengan tahapan verifikasi, metode 

abduksi memberikan hipotesis terhadap suatu peristiwa, namun mempertanyakan 

kembali hasil akhir dari peristiwa tersebut. Setelah peristiwa dan fakta diketahui 

dengan menggunakan metode abduksi, lalu digunakan pendekatan post positivisme
41

 

untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada setiap peristiwa sejarah yang 

menyangkut aktor sejarah termasuk latar pendidikan, pemikiran, dan peristiwa yang 

terjadi di masanya. 

Kebenaran peristiwa dan perubahannya dari kondisi ideal dianalisis 

menggunakan teori Invisible History yang memperhadapkan peristiwa umum (yang 

seharusnya terjadi) dengan peristiwa khusus (diluar norma/ Invisible). Hasil analisis 

terhadap peristiwa umum dan khusus kemudian di Interpretasi lalu diakhiri dengan 

proses historiografi (penyusunan ulang). 

6. Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian ini secara general bertujuan untuk menengahkan problem 

kebangsaan yang berubah sesuai evolusi pergerakan dan tidak pasti (Debatable) 

sesuai dengan perubahan struktur politik Indonesia. Dengan menggunakan metode 
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abduksi dan pendekatan post positivisme yang dianalisis dengan teori invisible 

history penelitian ini secara spesifik bertujuan : 

a. Menyusun kronologi pertentangan Golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis 

Sekuler dalam Sidang BPUPKI. 

b. Menjelaskan corak pemikiran Golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler 

dalam Sidang BPUPKI. 

c. Menganalisis perdebatan Golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler 

dalam Sidang BPUPKI. 

d. Merekonstruksi dasar penolakan Golongan Nasionalis Sekuler dan Hak 

Konstitusional Golongan Nasionalis Islam. 

Hasil  penelitian ini diharapkan berguna sebagai rujukan dalam menjawab 

tantangan kebangsaan yang berkaitan dengan kelompok Islamis dan Nasionalis. 

Dalam konteks kepentingan akademik, penelitian ini juga diharapkan menjadi 

jembatan untuk peneliti selanjutnya dalam merekonstruksi dan menganalisis masalah 

dasar negara, sehingga dengan banyaknya peneliti yang mengangkat topik tersebut 

akan menemukah hasil yang beragam sebagai titik temu terhadap kesepakatan 

bersama bangsa (Consensus). Berkaitan dengan perumusan teori invisible history, 

teori ini diharapkan berguna untuk : 

a. Ilmu sejarah, bagi ilmu sejarah teori ini diharapkan berguna sebagai alat analisis 

baru dalam menginterpretasi fakta, peristiwa dan pemikiran para aktor-aktor 

sejarah. Sehingga ditemukan analisis yang tidak biasa (Out of The Box) yang 

sesuai dengan data sejarah. 

b. Ilmu dan ranah politik, bagi para akademisi, pelaku dan pemangku kebijakan, 

serta gerakan yang mengusung semangat keislaman dan nasional yang bergerak 
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dalam ranah yuridis dan konstitusional, penelitian ini diharapkan memberi 

kontribusi positif dalam menjawab perdebatan terkait dasar negara yang menjadi 

acuan utama dalam bernegara. 

c. Ilmu humaniora, secara umum bagi ilmu yang menjadikan pendekatan sejarah 

dalam perangkat penelitiannya. Hasil penelitian serta teori yang digagas 

diharapkan berguna sebagai pendekatan baru dalam menyusun serta 

merekonstruksi objek penelitian. 

Secara umum dan praktis penelitian ini diharapkan berguna untuk peneliti 

serta peminat sejarah yang fokus pada sejarah nasional yang mengangkat topik 

keislaman dan kebangsaan. Secara khusus penelitian ini juga bertujuan dan berguna 

untuk membuka pandangan baru terkait dasar negara dengan batasan Sidang BPUPKI 

dan Golongan Nasionalis Islam dan Sekuler sebagai objek yang diteliti. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS DAN PETA PEMIKIRAN BANGSA INDONESIA 

PRA KEMERDEKAAN 

A.  Teori Abduksi dan Pendekatan Post Positivisme 

Perdebatan antara golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler dalam 

memenangkan argumentasi dan ideologi untuk sebuah dasar negara adalah rentetan 

sejarah panjang yang tidak secara langsung menjadi perdebatan dalam sebuah 

persidangan. Rangkaian perdebatan tersebut memiliki permulaan yang berakhir pada 

perdebatan dalam sidang BPUPKI. Lahirnya perbedaan pandangan, hingga sampai 

pada proses perlembagaan pemikiran merupakan suatu sejarah pemikiran politik 

bangsa Indonesia yang berjalan menemukan bentuknya. Arus pemikiran yang 

mengalir, terbentuk lalu menemukan kekhasannya terjadi melalui benturan, baik 

secara pemikiran maupun strategi gerak kedua golongan. 

Untuk mengetahui gerak pemikiran golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis 

Sekuler, maka dibutuhkan teori dan pendekatan yang tidak biasa sebagaimana yang 

telah dilakukan oleh peneliti sejarah sebelumnya. Sebab, ketika berbicara tentang 

penelitian sejarah maka historiografi dengan rangkaian prosesnya menjadi jalan untuk 

menelaah teks sejarah secara langsung dan menuliskannya kembali berdasarkan 

analisis terhadap teks. Namun, yang luput dari penelitian historiografi adalah mencari 

data sejarah yang tidak biasa (khusus) untuk dijadikan suatu jejak dalam menemukan 

fakta baru yang berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan penulisan 

sejarah yang baru. Sekalipun langkah awal historiografi adalah heuristik atau 

pengumpulan sumber, akan tetapi langkah awal tersebut belum mampu 
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mengidentifikasi apakah fakta sejarah tersebut merupakan fakta umum atau fakta 

khusus. 

Teori abduksi mencoba mencari tahu fakta umum yang berlaku sebagai 

pemahaman umum atas suatu realitas sejarah dan fakta khusus yang tidak umum 

diketahui oleh para pembaca sejarah. Kedua fakta tersebut kemudian dianalisis 

kembali menggunakan pendekatan post positivisme yang tidak memisahkan antara 

subjek (peneliti) dan objek (data sejarah) yang diteliti dengan cara menghubungan 

data sejarah dengan realitas kekinian sehingga didapat suatu analisis yang tidak hanya 

membedah realitas masa lalu tetapi juga mengkoneksikannya dengan fakta hari in 

yang sejalan dengan data sejarah yang diteliti.
42

 

B. Analisis Jepang tentang Negeri Dudukan Belanda 

1. Bacaan Jepang tentang Kondisi Nusantara 

Imperialisme Jepang yang yang hampir menguasi sebagian besar Asia Pasifik 

mengguncang imperialisme  bangsa lain termasuk Indonesia yang menjadi wilayah 

garapannya. Saat dominasi Jepang masuk ke Indonesia dengan janji kemerdekaan dan 

tagline saudara tua, saat itu juga tokoh-tokoh pergerakan Indonesia merespon tawaran 

negeri matahari terbit tersebut. Jepang yang masuk ke Nusantara tidak lepas dari 

bacaannya terhadap kondisi negeri jajahan Belanda yang secara kepemilikan sumber 

daya alam menempatkan Belanda pada posisi bertahan.
 43

 

Pada awal tahun 1930an saat Jepang berhasil memenangkan perang atas 

Rusia, Jepang merubah struktur sosial masyarakatnya yang lebih awal mendiami 

kawasan Nusantara. Masyarakat Jepang yang lebih dahulu menetap mengikuti 
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restorasi Meiji yang salah satu programnya berisikan tentang mengganti pekerjaan 

yang lebih bermoral (Koku‟eki). Pergantian pekerjaan (Job Change) dimanfaatkan 

oleh divisi mata-mata (spy) ketentaraan Jepang untuk mengetahui sejauh mana 

dominasi Belanda terhadap Nusantara. Spionase yang dilakukan Jepang terhadap 

Belanda menjadikan Jepang tahu akan strategi, kekuatan dan pertahanan Belanda 

untuk tetap menancapkan dominasi di bumi Nusantara.
44

 

Dalam mencapai tujuan imperialismenya selain menggunakan kekuatan 

internal, Jepang juga melakukan korespondensi kepada masyarakat pribumi 

khususnya kalangan Islam. Konstruksi jaringan politis yang dibangun oleh fasisme 

Jepang terhadap kalangan Islam lahir semata-mata untuk melakukan politisasi 

terhadap semangat dan kekuatan umat Islam. Pendekatan fasisme Jepang terhadap 

kalangan Islam dimulai secara politis dengan pembangunan sebuah Masjid yang 

didirikan pada tahun 1935 yang terletak di kota Kobe
45

, lalu disusul dengan 

pembangunan sebuah Masjid di kota Tokyo yang didirikan pada tahun 1938. Masjid 

tersebut secara simbolis merupakan upaya pendekatan yang dilakukan oleh Jepang 

terhadap kalangan Islam, namun secara taktis dan politis pendekatan tersebut 

merupakan usaha untuk menaklukan kekuatan Islam agar tunduk pada segala 

kebijakan Jepang. Kebijakan yang dimaksud adalah usaha Jepang untuk mengusir 

Belanda yang secara de facto dan de jure yang mendominasi setiap inchi kepemilikan 

bangsa Indonesia.
46
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Setelah kekerasan verbal (Symbolic Torture) yang dibangun Jepang dengan 

tagline „Saudara Tua‟ dan politisasi terhadap perjuangan umat Islam, Intrik baru yang 

dibangun Jepang terhadap umat Islam adalah melakukan liberalisasi terhadap ajaran 

Islam dengan menyamakan prinsip teologi Islam dan ajaran Shinto. Liberalisasi 

prinsip ketuhanan yang diimplementasikan oleh Jepang semata-mata untuk 

memenuhi tujuan politisnya mendominasi bangsa Indonesia tidak hanya secara 

sumberdaya (Source) tetapi juga secara budaya (Culture). Realisasi tujuan politis 

Jepang untuk mendominasi bangsa Indonesia secara budaya merupakan gerbang 

pertama untuk menundukkan bangsa Indonesia secara mental dan pemikiran (Mental 

and Though). Wujud dari tujuan itu selain pembangunan Masjid pertama di Kota 

Kobe dan Tokyo, untuk mendapatkan simpati bangsa Indonesia pemerintahan fasis 

Jepang juga mengundang Profesor T. Kanya yang merupakan seorang Profesor ahli 

Islam dengan maksud mengadakan kontak emosional dengan umat Islam di 

Indonesia.
 47

 

Selain motif dominasi yang hendak direalisasikan, tujuan utama strukturisasi 

politik fasis Jepang yang ditanam di wilayah Nusantara adalah menguasai seluruh 

aset sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Hal tersebut dilakukan sebab fasis 

Jepang tengah memasuki revolusi industri yang memerlukan berbagai material 

pekerjaan, terkhusus pada bidang tekstil dan perkapalan. Dan untuk mencapai 

kehendaknya, fasis Jepang melakukan serangkaian korespondensi baik dari internal 

masyarakat Jepang maupun membangun jaringan dengan masyarakat Nusantara.
48
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Pembentukan jaringan dan korespondensi yang dilakukan Jepang bersama 

masyarakat nusantara khususnya dari kalangan umat Islam, bertujuan untuk 

mengakhiri dominasi Belanda yang sudah berpuluh tahun menduduki Nusantara dan 

menguasai seluruh aset yang ada didalamnya. Konektivitas politis yang dilakukan 

Jepang terhadap umat Islam, sebab diantara semua kalangan, umat Islamlah yang 

dengan segala wadahnya berusaha untuk menyingkirkan penjajahan Belanda. Hal 

tersebut menjadi sorotan khusus pemerintahan Jepang untuk memanfaatkan kekuatan 

umat Islam.
 49

 

Sebagai bentuk sorotan yang terukur, Jepang tidak hanya membaca kaum 

muslimin dari segi kuantitas, melainkan juga dari struktur pergerakannya yang 

terarah. Dan Pergerakan yang dilakukan fasisme Jepang tidak hanya merekonstruksi 

pergerakan yang telah ada sebelumnya, akan tetapi membuat suatu lembaga yang 

berfungsi sebagai kontrol terhadap massa dan tokoh berpengaruh umat Islam.
 50

 

Bentuk netralisir yang dilakukan fasisme Jepang terhadap kekuatan umat 

Islam, salah satunya adalah dengan memberikan fokus dan atensi terhadap organisasi 

Majelis Islam A‟laa Indonesia (MIAI). Organisasi yang menghimpun seluruh 

kekuatan kaum muslimin tersebut, memulai aktivitasnya pada tahun 1939. Awal 

berdirinya, MIAI menyatukan seluruh elemen organisasi dengan tujuan memperkuat 

ukhuwah dan mempersatukan kekuatan kaum muslimin. 

Namun, di penghujung kekuasaan kolonial belanda berganti menuju 

kekuasaan fasis Jepang, MIAI memfokuskan pergerakannya ke ranah politik. 
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Aktivitas politik yang diusung oleh MIAI merupakan respon atas mundurnya Belanda 

dari Nusantara. MIAI melihat bahwa hengkangnya Belanda dari Nusantara 

merupakan kulminasi untuk bersegera mendapatkan kemerdekaan. Akan tetapi, 

persiapan gerilya politik yang telah digagas oleh MIAI telah dibaca sedari awal oleh 

fasis Jepang yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur serta nama MIAI.
51

 

Dalam wilayah pergerakan Nasionalis Sekuler, Jepang tidak menjadikan 

pergerakan tersebut sebagai sentrum untuk mendapatkan simpati bangsa Indonesia. 

Pembacaan Jepang terhadap gerakan Nasionalis Sekuler terbatas pada tokoh-tokoh 

yang di kemudian hari menjadi interpreter atas kebijakan Jepang di tanah Nusantara. 

Strategi fasisme Jepang yang berbeda dalam memperlakukan kedua golongan 

didasarkan kepada telaah Jepang yang mendalam terhadap kedua golongan khususnya 

golongan Nasionalis Islam yang dalam pergerakannya teratur dan terorganisir.
52

 

Analisis yang mendalam terhadap pergerakan golongan Nasionalis Islam telah 

dibangun jauh hari oleh fasisme Jepang. Sebab Jepang telah menyadari bahwa untuk 

memasuki Indonesia haruslah dengan pola yang berbeda dengan apa yang 

sebelumnya telah diimplementasikan oleh kolonialis Belanda. Belanda dengan pola 

politik devide et impera mencoba mempertentangkan antara golongan Nasionalis 

Islam dan Nasionalis Sekuler. Dimulai dengan memberikan jabatan administratif 

kepada golongan Nasionalis, sehingga timbul rasa kebencian golongan Nasionalis 
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Islam terhadap golongan Nasionalis Sekuler yang berujung pada penyematan istilah 

antek penjajah terhadap golongan Nasionalis Sekuler.
53

 

Sebagaimana telah dipaparkan dahulu, Fasis Jepang yang sejak tahun 1930 

menyusupkan agen intelijennya telah membaca bahwa memberikan perhatian kepada 

kedua golongan (Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler) merupakan langkah awal 

untuk meraih simpati dan dukungan kedua golongan. Politik tabur benih (Seed 

Sowing Politics) yang ditanam setelah memenangkan perang atas Rusia, fasis Jepang 

maju dengan semboyan “Asia Timur Raya yang makmur Sejahtera” (Greater East 

Asia Co-Prosperity Sphere).
54

 

Semboyan politis serta tampilan yang menyakinkan ditambah dengan kajian 

mendalam terhadap kondisi Nusantara membuat fasis Jepang bagaikan ratu adil yang 

kedatangannya ditunggu untuk membebaskan Bangsa Indonesia dari kungkungan dan 

dominasi kolonialis Belanda. Segala bentuk kepercayaan yang diraih fasis jepang 

merupakan hasil dari  politik tabur benih yang sejak lama ditanam mulai dari 

penempatan mata-mata, membangun hubungan emosional dengan golongan 

Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler, hingga mendaratnya Divisi ke-16 fasis 

Jepang ke Indonesia merupakan bukti keberhasilan fasis Jepang dalam membaca 

kondisi bangsa Indonesia.
55
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2. Informasi tentang Kepulauan Nusantara 

Saat resesi ekonomi global menghantam dunia pada tahun 1937 yang telak 

juga berdampak pada stabilitas dan kondisi ekonomi Hindia Belanda. Ekspor hasil 

bumi yang menjadi komoditas utama dalam peningkatan pendapatan (Income) 

mengalami penurunan sebagai imbas dari ketidak sanggupan Hindia Belanda dalam 

menghadapi gempuran resesi. Pemerintah kolonial Belanda dengan segala perangkat 

kebijakan dalam penanganan masalah krisis ekonomi dalam negara jajahannya, tidak 

mampu memberikan signifikansi bagi perbaikan kondisi ekonomi. Impak dari krisis 

yang menerpa wilayah jajahan kolonial Belanda diterjemahkan olehnya kedalam 

kebijakan berbasis peningkatan produksi.
56

 

Peningkatan produksi sebagai ejawantah terhadap problem ekspor 

mentransformasi regulasi kolonial Belanda menuju imperialisme feodal yang 

menerapkan pengambilan paksa atas tanah dan sistem kerja murah. Kebijakan yang 

lahir sebagai respon atas resesi global membawa dampak pada kondisi internal Hindia 

Belanda berupa perlawanan akar rumput (Grass Root) yang dipimpin oleh sejumlah 

tokoh baik dari golongan Nasionalis Islam maupun Nasionalis Sekuler.
 57

 

Instabilitas politik yang terjadi dalam wilayah kekuasaan kolonial Belanda 

membawa dampak pada terciptanya arus politik baru. Fasis Jepang yang sedari awal 

telah melakukan pembacaan terhadap kondisi sosial dan politik Hindia Belanda 

memanfaatkan semua sarana yang telah lama ditanam. Implementasi politis dengan 
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dalih kemenangan dan kemandirian Asia Timur Raya menimbulkan rasa simpati 

rakyat Hindia Belanda terhadap fasis Jepang.
 58

 

Namun, segala bentuk kepercayaan yang diraih Jepang tidak secara 

spontanitas diaminkan oleh para tokoh revolusi bangsa Indonesia. Fasis jepang yang 

sejak abad ke-19 mendirikan pangkalan militer di Pulau Deshima yang berfungsi 

sebagai pangkalan distribusi  masyarakat kelas rendahan agar dapat beraktivitas 

sebagai pedagang kasar dan wanita penghibur (Geisha). Masyarakat rendahan yang 

menjalankan perannya sebagai pekerja kasar sebagaimana telah dipaparkan, 

difungsikan sebagai satelit informasi yang menjelaskan kondisi Nusantara yang 

berada dalam dominasi dan penguasaan fasis Jepang.
 59

 

Persiapan elitis berbasis informasi yang sejak lama dipersiapkan oleh fasis 

Jepang tentu tidak lewat begitu saja dari monitor para kaum intelegensia bangsa 

Indonesia baik dari kalangan Nasionalis Islam maupun Nasionalis Sekuler, telah 

memberikan analisis terhadap Jepang sejak kemenangannya atas Rusia. Bukan tidak 

mungkin fasis Jepang akan melebarkan sayap serta pengaruhnya ke seluruh Asia. 

Dengan pertimbangan mampu menaklukan ras kulit putih, maka sudah tentu fasis 

Jepang berasumsi mempunyai potensi yang lebih untuk menguasai seluruh daratan 

Asia.
60
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3. Strategi 1 : Membaca Nusantara 

Dominasi perdagangan yang dilakukan VOC kemudian dilanjutkan Kerajaan 

Kolonial Belanda yang sejak tahun 1912 telah menancapkan tajinya, tentu 

menjadikan siapa saja berpikir untuk menanamkan pengaruh dan dominasi yang 

sama. Untuk mengetahui peta (Mapping) terhadap kondisi negeri yang ingin dijajah, 

fasis Jepang yang sejak abad ke-19 berinvestasi pada pembacaan situasi dan kondisi 

Hindia Belanda pada akhirnya berhasil memanfaatkan resesi dan konflik internal 

yang terjadi antara pemerintah kolonial Belanda dan para tokoh pergerakan dari 

kalangan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler.
61

 

Model pembacaan pertama yang dilakukan oleh fasis Jepang, mencari tahu 

kepemilikan alam yang terdapat pada wilayah Nusantara. Fasis Jepang yang setelah 

restorasi Meiji berevolusi menjadi negara Industri membutuhkan banyak sumber daya 

alam untuk menjalankan roda industri khususnya di bidang tekstil dan perkapalan. 

Untuk mewujudkan restorasi tersebut, fasis Jepang membidik sebuah negara 

kepulauan yang didalamnya melimpah seluruh sumber (Resource) yang mendukung 

tata laksana dan cita-cita restorasi Meiji.
62

 

Telaah dan analisis terhadap Nusantara yang telah dilakukan pasca 

kemenangannya atas rusia memberikan signifikansi terhadap model penjajahan 

fasisme Jepang  yang berbeda dengan model penjajahan yang dilakukan oleh kolonial 

Belanda. Turbulensi penjajahan Belanda yang melakukan pemisahan antara golongan 

Nasionalis Sekuler dan golongan Nasionalis Islam, membawa dampak pembelahan 
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antara kedua golongan. Jarak yang dibuat kolonial Belanda terhadap kedua golongan 

merupakan suatu proxy pemikiran dan gerak kolonial Belanda menjadikan Kaum  

priyayi sebagai alat ampuh untuk melawan gerakan dan arus pemikiran kalangan 

Islam. 

Analisis yang telah lama dilakukan oleh fasis Jepang dalam membaca kondisi 

Nusantara termasuk pola penjajahan kolonial Belanda membuat Jepang menyusun 

strategi dan pola baru yang berbeda dengan apa yang diimplementasikan oleh 

kolonial Belanda. Dengan menerapkan instrumen politik merangkul kedua golongan, 

fasis Jepang berhasil mereaktualisasi kesadaran dan cita-cita kemerdekaan bangsa 

Indonesia dengan mengadakan koalisi persaudaraan Asia atas nama „Saudara Tua‟. 

Pembacaan strategis yang berhasil dilakukan oleh fasis Jepang merupakan 

gerbang untuk meraih simpati masyarakat Nusantara. Setelah berhasil memukul 

mundur kekuatan kolonial Belanda. Fasis Jepang berinvestasi pada pendekatan 

terhadap tokoh pergerakan dan wacana kemerdekaan. Pendekatan terhadap tokoh 

pergerakan dimaksudkan untuk memperdalam dominasi yang secara persuasif 

mendapatkan pertimbangan dari tokoh pergerakan baik dari kalangan Nasionalis 

Islam maupun Nasionalis Sekular.
63

 

Sedangkan wacana kemerdekaan yang digulirkan fasis Jepang merupakan 

alibi politik sebagai bagian dari simbolictur chuor. Untuk legitimasi yang lebih kuat 

dalam menancapkan dominasi di Nusantara, fasis Jepang memberikan jabatan secara 

fungsional kepada para tokoh pergerakan. Wacana kemerdekaan serta pemberian 

jabatan fungsional merupakan pertalian politis untuk membentuk frame yang kokoh 
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bahwa fasis Jepang yang datang ke Nusantara adalah patron bangsa Indonesia untuk 

menuju gerbang kemerdekaan. 

Keberhasilan dalam menggantikan posisi kolonial Belanda dan aliansi atas 

nama Asia Raya merupakan pembacaan mendalam yang fasis Jepang lakukan 

terhadap Nusantara. Strategi dalam membaca Nusantara yang menghasilkan 

pemberian kemerdekaan dengan tempo serta intrik politik yang cukup lama membuka 

babak baru pertentangan dan persaingan ideologis antara golongan Nasionalis Islam 

dan golongan Nasionalis Sekuler dalam menyusun dasar negara.
64

 

4. Mencari Tahu Para Penggerak Kemerdekaan 

Fasis Jepang yang dalam memorandum restorasi Meiji tidak hanya berhasil 

mewujudkan isi restorasi yang terefleksi dalam penguasaan sumber daya alam 

Nusantara tetapi juga berhasil membagi tupoksi kerja yang berbeda antara golongan 

Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler. Bentuk kerja sama yang dilakukan fasis 

Jepang terhadap tokoh pergerakan merupakan jalan masuk untuk mereduksi dan 

menghilangkan dominasi kolonial penjajah. Patronase yang terjadi antara fasis Jepang 

dan tokoh pergerakan dari kedua golongan, terjadi sebab pembacaan fasis Jepang 

terhadap pola gerak dan aktivitas politik kolonial Belanda yang sangat priyayi sentris 

dan cenderung mengkerdilkan peran para tokoh Islam dan Pergerakannya.
65

 

Dengan kondisi politik kolonial Belanda yang membelah antara golongan 

Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler. Fasis Jepang membaca keadaan tersebut 

sebagai input untuk membuat arus politik penjajahan yang berbeda dengan kolonial 
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Belanda. Sekalipun di akhir pendudukan Fasis Jepang terjadi gesekan politik akan 

tetapi strategi penyusunan untuk meraih simpati kedua golongan telah diraihnya dan 

disusun berdasarkan mekanisme pembagian kerja.
66

 

Sebelum mengadakan patronase antara golongan Nasionalis Islam dan 

Nasionalis Sekuler, mula-mula fasisme Jepang mencari tahu tokoh sentral yang 

menjadi penggerak utama dari kedua golongan. Pencarian tersebut diiringi dengan 

sebuah manuver kerja sama untuk kemerdekaan Indonesia. Penawaran yang diberikan 

fasis Jepang terhadap tokoh pergerakan bangsa merupakan penawaran yang komunal 

sehingga para tokoh bangsa berasumsi bahwa fasis Jepang merupakan saudara tua 

dengan slogan kemenangan Asia Raya untuk Indonesia.
67

 

Perwujudan dari relasi politik yang dibangun oleh fasis Jepang adalah dengan 

berdirinya organisasi yang berfungsi menjaga koordinasi dan relasi politik antara 

fasis Jepang dengan golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler. Koordinasi 

yang dibangun fasis Jepang selain mempertahankan relasi politik juga berfungsi 

untuk mempermudah mengamati pergerakan kedua golongan. Pengamatan 

berkesinambungan yang terus dijalankan oleh fasis Jepang juga memberikan efek 

pada wacana kemerdekaan yang telah lama diusung dan dicanangkan para tokoh 

bangsa hingga campur tangan fasis Jepang dalam membentuk BPUPKI.
68

 

Strategi dalam mencari tahu para penggerak kemerdekaan merupakan desain 

yang telah lama direkayasa semenjak penempatan mata-mata yang berfungsi 
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mengakumulasikan informasi lalu dirumuskan menjadi sebuah jalan politik fasisme 

yang menggunakan alibi kemerdekaan dengan maksud dominasi yang lebih kejam 

dibanding dengan kolonial Belanda. Pengamatan yang fasis Jepang lakukan secara 

terus menerus berimplikasi pada metode gerak yang diimplementasikan kedua 

golongan. Impak besar dari pembacaan dan pencarian para tokoh penggerak 

kemerdekaan juga memberi jalan baru bagi kedua golongan dalam merumuskan dasar 

negara. 

5. Membangun Hubungan dan Kerjasama 

Divisi 16 tentara fasis Jepang yang berlabuh ke laut Jawa berhasil mengusir 

tentara kolonial Belanda. Proses invasi yang dilakukan oleh tentara fasis jepang 

bersamaan dengan mencari tahu para penggerak kemerdekaan. Saat Jendral Tokusho 

Harada mengambil alih kendali di Nusantara dan menempati singgasana istana 

kolonial Belanda, disaat itu juga Harada menginstruksikan untuk mencari dan 

mendatangkan Soekarno di istananya. Ketika Soekarno berhasil didatangkan terjadi 

dialog antara keduanya, timbul penawaran dari Harada yang menyatakan kemajuan 

dan perbaikan taraf hidup bangsa Indonesia dengan catatan tunduk kepada 

pemerintahan fasis Jepang sebagai pusat dan kendali pemerintahan. 

Penawaran yang dilayangkan Harada kepada Soekarno tidak diterima begitu 

saja, namun kerjasama yang diajukan Harada terkait dengan pembentukan organisasi 

yang diisi oleh golongan Nasionalis Sekuler diterima secara langsung oleh Soekarno 

dengan maksud mengetahui lebih jauh gerak politik fasis Jepang di Nusantara. Tidak 

hanya golongan Nasionalis Sekuler, fasis Jepang juga mendirikan organisasi yang 

menampung aspirasi dan gerak golongan Nasionalis Islam. Fasis Jepang yang 

mendekati golongan Nasionalis Islam mewadahi Pembentukan organisasi yang 
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berfungsi sebagai konektor dalam roda kepemimpinan fasis Jepang juga difungsikan 

oleh para tokoh pergerakan dari kedua golongan untuk mengamati kembali gerak 

politik fasis Jepang.
69

 

Pengamatan yang berkesinambungan dan sejak lama terpantau oleh fasis 

Jepang memberikan banyak pola dalam penyusunan strategi dalam menginvasi dan 

mempertahankan dominasi di Nusantara. Kontinuitas yang tidak berhenti hingga 

proses invasi, pendudukan, hingga pembentukan organisasi merupakan konstruksi 

yang telah lama dibangun oleh fasisme Jepang. Konstruksi dengan tujuan invasi dan 

dominasi yang telah lama dibangun, diperkuat dengan menjalin hubungan dan 

membentuk organisasi yang mewadahi golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis 

Sekuler.
70

 

Golongan Nasionalis Islam yang sejak lama telah diamati oleh fasis Jepang 

sebab perlawanannya terhadap kolonial Belanda, telah berpatronase sejak lama 

sebelum kedatangan fasis Jepang di Nusantara. Mutualisme yang dibangun sejak 

lama oleh keduanya berlanjut hingga pendudukan dan pembentukan organisasi yang 

mewadahi golongan Nasionalis Islam. Pembentukan organisasi yang mewadahi 

golongan Nasionalis Islam berfungsi sebagai kontrol masyarakat (Society Control) 

untuk mengetahui sejauh mana gerakan politik golongan Nasional Islam dalam 

mempersiapkan kemerdekaan yang menjadi janji politis fasis Jepang.
71
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Dua golongan yang mendapatkan tempat dalam strata politik fasis Jepang 

merupakan peta strategi dan gerak politis yang telah lama dijalankanya. Fasis jepang 

memandang tokoh sentral dari kedua golongan tersebut memiliki potensi dalam 

menggerakkan masyarakat yang berlanjut dalam politisasi kesadaran dengan menjual 

kata merdeka. Pangkal dari politisasi secara struktural yang diimplementasikan 

berdampak pada jalan baru dalam perumusan kemerdekaan antara kedua golongan. 

6. Strategi 2 : Membaca Golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis 

Sekuler 

Fasis Jepang yang sedari awal telah membaca golongan Nasionalis Islam dan 

golongan Nasionalis Sekuler secara mendalam telah mengetahui perbedaan keduanya 

secara pemikiran, arah juang dan kultur pergerakan. Fasis Jepang menyadari bahwa 

kooptasi yang dibangun oleh kolonial Belanda yang membelah kedua golongan 

merupakan strategi yang tidak mungkin diulang dan dijalankan. Untuk itu 

reaktualisasi strategi dibangun dan dijalankan demi meraih simpati dan dukungan dari 

kedua golongan.
72

 

Pembacaan terhadap kedua golongan yang telah lama dikonstruksi 

membentuk suatu strategi baru yang memberikan ruang terhadap golongan Nasionalis 

Islam dan golongan Nasionalis Sekuler. Afiliasi politik yang terbanguan antara kedua 

golongan dengan fasis Jepang melegitimasi fasis Jepang untuk menancapkan 

dominasi hingga pembentukan panitia persiapan kemerdekaan. Geliat politik yang 

telah lama dipersiapkan dan disusun secara matang oleh fasis Jepang, tidak berhenti 

sampai fasis Jepang mengalami kekalahan atas Pearl Harbour.
73
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Pembentukan panitia yang membahas persiapan kemerdekaan Indonesia yang 

diinisiasi fasis Jepang adalah strategi baru setelah kekalahannya dari sekutu. Untuk 

mengamankan posisi dan menjaga kehormatan serta kekuatan dalam wilayah jajahan, 

fasis Jepang secara politis memberikan ruang penuh kepada para tokoh Islam dan 

Sekuler yang sedari awal merupakan politisasi atas nama kemenangan Asia Timur 

Raya dan Saudara Tua. Pembacaan yang berujung pada pembentukan organisasi yang 

menghimpun kedua golongan hanyalah alibi untuk memperluas jurang antara 

golongan Nasionalis Islam dan golongan Nasionalis Sekuler. Secara aksi, pemisahan 

yang dilakukan fasisme Jepang dalam mereduksi persatuan antara kedua golongan 

dalam pembentukan panitia kemerdekaan merupakan jalan akhir untuk memenangkan 

kembali dominasi atas sekutu. 

Legalitas politik yang dibentuk fasis Jepang dengan mewadahi golongan 

Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler tak ayal menjadi sebuah kontrol tidak 

langsung atas kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan intervensi 

internal dan eksternal kepada para tokoh pergerakan yang menyambut atmosfer 

kemerdekaan. Interpretasi dan tafsiran baru terhadap kedua golongan yang 

diimplementasikan dalam kendali politik persaudaraan, hanyalah sebatas wacana 

untuk tetap mendominasi Nusantara.  

Kendali politik dengan wacana kemerdekaan yang bertujuan mempertahankan 

dominasi merupakan susunan strategi yang telah lama dipersiapkan fasis Jepang. 

Strategi yang disusun dengan sekian perubahan implementasi berakhir dengan 

menerapkan janji kemerdekaan yang sesungguhnya hanyalah sebuah wacana politis 

untuk meraih dominasi dan pengaruh lebih lama di Indonesia. Strategi berupa 
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planning yang berbeda tersebut adalah jalan panjang dalam membaca golongan 

Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler yang telah lama dipersiapkan. 

C. Arus Pemikiran Bangsa Indonesia  

Sejak transisi dan pergantian dominasi antara penjajah kolonial Belanda dan 

fasis Jepang, dua imperialis mempunyai pengamatan yang sama tentang perbedaan 

pandangan antara para tokoh bangsa yang memisahkan mereka menjadi golongan 

Nasionalis Islam dan golongan Nasionalis Sekuler. Jejak pemikiran para tokoh 

bangsa yang terbelah dalam wujud pemikiran yang berbeda, bersumber dari telaah, 

cara pandang, dan ideologi mereka dalam melihat permasalahan bangsanya. 

Arus pemikiran para tokoh bangsa yang mengalir dalam pergerakan Islam dan 

Sekuler berpangkal dari interaksinya dengan syiar keagamaan Islam serta 

kolonialisasi yang juga membawa agenda pemikiran dan ideologi. Agama Islam yang 

sejak awal terlembaga dalam bentuk Kesultanan dan mengafiliasi diri secara teologis 

dan yuridis dengan Kekhilafahan Utsmani (Ottoman Empire) memberi signifikansi 

pada terbentuknya pemahaman yang mewacanakan kembali Islam secara institusi 

kenegaraan (Daulah). Kesadaran historis para tokoh dan pemikir Islam pasca 

runtuhnya Kekhilafahan Utsmani menajuk jalan baru para tokoh, pemikir dan 

pergerakan Islam untuk mengembalikan gaung kepercayaan Islam dalam bentuk 

negara yang berbasis al-Quran dan as-Sunnah dengan vokalitas modern. 

Hal yang berbeda pada golongan sekuler mencuat setelah pengembaraan 

intelektual, dan interaksinya terhadap buku-buku (text book) yang memuat pemikiran-

pemikiran barat. Konsep ketatanegaraan yang mencakup ideologi menginfiltrasi 

dalam pemikiran para tokoh sekuler untuk mengusung kemerdekaan berdasarkan 

semangat pemikiran komunis, sosialis dan liberal. Tiga ideologi yang menyebar 
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kedalam alam pikir para tokoh sekuler mengimplementasi dalam gerak yang 

terhimpun menjadi suatu pergerakan untuk menuju kemerdekaan. 

Pemikiran dan cara pandang serta argumentasi yang berbeda antara kedua 

golongan dalam mewacanakan kemerdekaan, mewujud dalam islamisasi dan 

sekularisasi tentang sistem ketatanegaraan yang diusung berdasarkan ideologi kedua 

golongan. Respon terhadap penjajahan juga mengejawantah dalam ideologi yang 

berkontestasi dalam menjawab masalah kolonisasi. Jawaban atas kolonisasi dan 

segala permasalahan yang terjadi di Indonesia direspon berdasarkan ideologi yang 

mereka percaya sebagai solusi dalam membangun dan menata Indonesia. 

Pada akhirnya stimulasi untuk membangun bangsa bersumber dari ideologi 

para tokoh yang telah mewarnai perjalanan intelektual mereka. Intensitas yang 

terbangun antara tokoh Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler dengan pemahaman 

yang diemban sebagai dasar berpikir dalam merencanakan dan menyusun 

kemerdekaan merupakan ijtihad politik yang diukur berdasarkan ideologi kedua 

golongan dengan sentrinitas kebangasaan Indonesia. Walaupun dengan tujuan 

kemerdekaan yang sama, perbedaan jalan politik yang terbangun menjadi senjata 

politik bagi kolonisasi yang masuk ke Indonesia.
74

 

1. Respon atas Kekalahan Fasisme Jepang 

Fasis Jepang yang masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan realitas resesi 

ekonomi global dan intrik politik yang terjadi di dalamnya menyeruak rasa penasaran 

para tokoh bangsa untuk mempelajari tawaran kerjasama dalam menghilangkan 

dominasi kolonial Belanda . Kalangan Nasionalis Islam yang beroposisi terhadap 

kolonial Belanda menyambut tawaran fasis Jepang untuk menghilangkan pengaruh 
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kolonial Belanda secara total. Input dari kerjasama yang dilakukan keduanya memicu 

pertarungan (fight) secara fisik yang diprakarsai oleh fasis Jepang dengan 

terbentuknya beberapa organisasi seperti Pembela Tanah Air (PETA), Gerakan Tiga 

A, dan Majlis Syura‟ Indonesia (Masyumi).
75

 

Pergerakan (Movement) politik yang dicetuskan fasis Jepang merupakan 

strategi yang telah lama disusun sesuai dengan iklim politik bangsa Indonesia. 

Dengan potret penjajahan kolonial Belanda yang menstimulus pertarungan antara 

golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler menghasilkan desain kebijakan 

politik merangkul ala fasis Jepang. Dengan terbentuknya wadah politik fasis Jepang 

serta penerimaan yang dilakukan oleh kalangan Islamis dan Sekuler, tidak spontanitas 

menunjukan sikap terbuka kedua golongan terhadap masuknya fasis Jepang di 

Indonesia. Hanya saja, sikap terbuka yang diperlihatkan oleh kedua golongan semata-

mata untuk menghilangkan pengaruh serta kuasa kolonial Belanda.
76

 

Babak baru perjuangan untuk sebuah revolusi kemerdekaan dimulai kembali 

dengan pergantian dominasi dari kolonial Belanda menuju fasis Jepang. Roda 

penjajahan yang bergulir dan berhenti pada fasis Jepang dimainkan dengan 

menggunakan alibi merangkul kedua golongan. Sekalipun fasis Jepang dengan segala 

strategi telah mempersiapkan pola dominasi, termasuk pembentukan organisasi. 

Namun, para tokoh dari golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler juga 

menyadari, bahwa kedatangan fasis Jepang di bumi Indonesia tentu tidak dengan 

slogan „saudara tua‟ semata, melainkan juga untuk penanaman pengaruh yang lama 

dan luas. 
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Respon dan kesadaran penuh para tokoh Islamis dan Sekuler akan janji dan 

bantuan fasis Jepang diterima sebagai simbol penghentian dominasi kolonial Belanda. 

Akan tetapi, dibalik penerimaan kedua tokoh golongan Islamis dan Sekuler, 

tersimpan strategi perjuangan untuk membawa Indonesia memasuki gerbang 

kemerdekaan secara penuh dan mandiri tanpa campur tangan fasis Jepang. Alibi fasis 

Jepang dengan pembentukan organisasi dan janji akan sebuah kemerdekaan, 

dimanfaatkan para tokoh golongan Nasionalis Islam dan Sekuler untuk mengetahui 

tujuan utama fasis Jepang memasuki Indonesia. 

Para tokoh Nasionalis Islam dan Sekuler yang menyadari bahwa kedatangan 

fasis Jepang hanyalah pergantian dominasi dari penjajah sebelumnya, sedapat 

mungkin memanfaatkan segala perangkat kebijakan yang diberikan oleh fasis Jepang. 

Baik dengan hengkangnya kolonial Belanda dan seluruh regulasi  yang dibentuk fasis 

Jepang menjadi media bagi tokoh Islamis dan Sekuler untuk memantau pergerakan 

fasis Jepang selama menjalankan misi kemenangan 'asia timur raya'. Pangkal dari 

penerimaan golongan Nasionalis Islam dan Sekuler terhadap masuknya fasis Jepang 

dan segala kebijakan yang dibuatnya adalah semata-mata untuk memantau dan 

menangkap peluang kemerdekaan.
77

 

2. Menginfiltrasi Pemikiran dalam Pergerakan 

Golongan Nasionalis Islam dan Sekuler yang membelah pergerakannya sesuai 

dengan ideologi yang diusung, membentuk pergerakan yang mengimplementasi dan 

menginfiltrasi gagasan kemerdekaan yang bersumber dari ideologi yang dianutnya. 

Saat fasis Jepang membentuk organisasi sebagai bagian dari invasi politik, para tokoh 
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dari kalangan Islamis dan Sekuler menjadikan wadah politik tersebut sebagai arena 

pergerakan untuk mengetahui sejauh mana langkah politik fasis Jepang dalam 

mempertahankan dominasinya. Dengan ideologi kedua golongan yang diterapkan 

dalam wadah politik fasis Jepang, golongan Nasionalis Islam dan Sekuler 

memperlihatkan wujud perjuangan yang bersandar pada ideologi keduanya. 

Pembacaan golongan Nasionalis Islam dan Sekuler terhadap fasis Jepang 

selain landasan politis dengan argumentasi „Saudara Tua‟. Para tokoh dari kedua 

golongan juga membaca secara teknis geliat pergerakan yang dimainkan fasis Jepang 

yang tertuang dalam regulasi politisnya. Organisasi yang tercipta sebagai inisiatif 

fasis Jepang dituangkan dalam sebuah organisasi yang mewadahi golongan 

Nasionalis Islam dan Sekuler, akan tetapi fundamen organisasi yang dibentuknya 

tidak secara prematur diterima oleh kedua golongan. Sebagaimana organisasi 

Pembela Tanah Air (PETA) yang didominasi oleh tokoh dari kalangan Islamis dan 

organisasi Tiga A yang diisi oleh tokoh sekuler, kedua golongan juga memanfaatkan 

organisasi yang merupakan regulasi politis Jepang sebagai sarana politik untuk 

mengusir fasis Jepang dan meraih kemerdekaan.
78

 

Pemanfaatan organisasi oleh kedua golongan sebagai jalan untuk meraih 

kemerdekaan digerakkan dengan ideologi masing-masing golongan, kedua golongan 

tersebut memanfaatkan organisasi bentukan fasis Jepang sebagai sarana koordinasi 

dan pengaturan strategi. 

Bentuk dari pemanfaatan organisasi tersebut terwujud dalam gerak 

tersembunyi (Silent Strategy) Soekarno dan Hatta yang memanfaatkan organisasi 
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Tiga A yang secara administrative mendapatkan bantuan finansial secara penuh dari 

fasis Jepang untuk merekrut dan melatih para calon pegawai administrasi yang akan 

membantu jalannya roda dominasi fasis Jepang. Soekarno dan Hatta menyadari 

bahwa negara yang merdeka memerlukan birokrat yang mampu mengatur trayek 

pemerintahan agar berjalan sebagaimana layaknya negara merdeka. 

Tidak sampai disitu, fasis Jepang yang mendirikan Shumubu (Kantor Urusan 

Agama) memberikan ruang kepada para pengurus MIAI untuk menjalankan roda 

organisasi yang sedari awal bertujuan untuk mengetahui pergerakan kalangan Islam 

dan kuantitasnya. Para penasehat Shumubu yang ditunjuk langsung oleh pemerintah 

fasis Jepang seperti Dr. Karim Amrullah, KH. Hasyim Asy‟ari dan KH Kahar 

Muzakkir menjadikan kantor administrasi tersebut sebagai sarana koordinasi antara 

para ulama seluruh Indonesia. Baik Shumubu dan organisasi Tiga A yang memiliki 

latar belakang ideologi yang berbeda menjadikan organisasi tersebut sebagai jalan 

untuk menuju independensi bernegara yang membawa kedua golongan kepada 

pertarungan ideologi tentang dasar negara.
79

 

Imbas dari pemanfaatan organisasi juga menimbulkan rasa curiga fasis Jepang 

terhadap kedua golongan yang menurutnya menyusun strategi untuk menghilangkan 

pengaruh serta mengusir fasis Jepang dari Nusantara Indonesia. Akumulasi dari rasa 

curiga fasis Jepang terhadap kedua golongan yang memanfaatkan regulasi politisnya 

berujung pada penyiksaan fisik pada tokoh dari kedua golongan termasuk masyarakat 

sipil pun menjadi korbannya. Namun, identitas ideologi yang ditanam oleh golongan 

Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler dalam tubuh organisasi yang tercipta atas 
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inisiatif fasis Jepang juga menjadi ruang yang mempermudah keduanya untuk 

mengatur strategi dalam meraih gerbang kemerdekaan. 

D. Pergerakan dan Sebaran Pemikiran 

1. Organisasi dan Pergerakan Masa Fasis Jepang 

Kedatangan fasis Jepang di Nusantara Indonesia menyimpan dugaan dan 

pertanyaan bagi para tokoh bangsa tentang tujuan sebenarnya. Dengan landasan 

perbaikan taraf ekonomi bangsa Indonesia dan alasan kedekatan ras yang dibumbui 

dengan semboyan “Saudara Tua” dan “Nippon untuk Asia”, fasis Jepang berhasil 

mendobrak dinding kolonial Belanda dan mentransisi kekuasaan menuju kepadanya. 

Saat kolonial Belanda telah angkat kaki dari Nusantara Indonesia, fasis Jepang 

dengan politik rangkulnya (Soft Power) mulai mendekati para tokoh bangsa untuk 

mencari tahu tujuan dan aksi kedepan para punggawa ideologis bangsa Indonesia. 

Sebelum kedatangan fasis Jepang di Nusantara Indonesia, telah ada berbagai 

organisasi pergerakan baik berupa gerakan ideologis maupun moral, yang berjalan 

dengan tujuan hendak memerdekakan Indonesia. Organisasi dengan ragam bentuk 

dan corak pemikiran serta geraknya menjadi perpaduan pemikiran dalam 

mengkonstruksi jalan perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Namun, ragam 

organisasi dengan corak pemikiran dan gerak yang berbeda tak ayal menimbulkan 

gesekan antar berbagai organisasi dan pergerakan.  

 Kolonial Belanda yang mengetahui perbedaan dan gesekan yang timbul antara 

kedua golongan memperuncing kondisi tersebut dengan banyak mendiskreditkan 

gerakan Islam serta para tokoh sentralnya dan menjadikan golongan sekuler dari 

kalangan priyayi sebagai patron dalam menjalankan roda pemerintahan Hindia 
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Belanda. Pola yang dijalankan oleh kolonial Belanda merupakan kesadaran yang 

terpampang jelas dalam melihat keterbelahan antara kedua golongan. 

 Perbedaan secara ideologi dan gesekan politik nampak tidak selesai dengan 

hengkangnya kolonial Belanda, namun terus berlanjut dengan masuknya fasis Jepang. 

Akan tetapi, geliat politik yang dimainkan oleh fasis Jepang memiliki perbedaan yang 

tajam dengan kolonial Belanda. Fasis Jepang dengan instrumen politik rangkulnya 

memfasilitasi kedua pergerakan untuk membentuk suhu politik baru pasca keluarnya 

kolonial Belanda. Kerjasama antara fasis Jepang dan kolonial Belanda dalam 

menciptakan iklim berbeda pasca kolonial Belanda membentuk jalan strategis bagi 

kedua golongan dalam menjalankan ide dan gagasan pergerakannya. 

 Namun, strategi untuk menempuh jalan kemerdekaan mengalami perubahan 

saat fasis Jepang mengadakan restrukturisasi kebijakan dengan ber patronase bersama 

tokoh sentral dari kedua golongan. Sekalipun organisasi besar yang ada pada masa 

kolonial Belanda tetap bergerak menjalankan aktivitas perjuangannya, fasis Jepang 

terus bergerak memantau aktivitas pergerakan tersebut dengan membentuk wadah 

organisasi bagi para tokoh dari kedua golongan yang dirembuk untuk menjalankan 

agenda kemenangan Asia Timur Raya. Akan tetapi, dibalik agenda politik fasis 

Jepang yang berjalan, para tokoh sentral dari kedua golongan pun mempersiapkan 

strategi untuk mengusir fasis Jepang dari Nusantara Indonesia. 

Sekalipun organisasi bentukan Jepang bertujuan untuk memperkuat dominasi 

di Nusantara Indonesia. Para tokoh dari kedua golongan menyadari bahwa jalan 

untuk mencapai kemerdekaan secara cepat dan tanpa kehilangan identitas kebangsaan 

adalah dengan memanfaatkan organisasi tersebut sebagai jalur koordinasi dan aksi. 

Dengan perbedaan dan fungsi masing-masing organisasi, golongan Nasionalis Islam 
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dan Sekuler berjalan memanfaatkan organisasi tersebut menuju pada penghilangan 

dominasi fasis Jepang dan penyusunan rencana untuk sebuah kemerdekaan. 

2. Gerakan Tiga A 

Fasis Jepang yang masuk ke Nusantara Indonesia pada 8 Maret 1942 telah 

mempersiapkan sejumlah amunisi politik untuk menjegal kolonial Belanda beserta 

sekutunya untuk tidak kembali menduduki serta menanamkan pengaruhnya. Dengan 

mempertimbangkan kekuatan dan jumlah personil yang dirasa tidak memungkinkan 

untuk mempertahankan dominasinya. Fasis Jepang membentuk sebuah gerakan yang 

diberi nama Nippon A yang merupakan akronim dari Jepang Pemimpin Asia, Jepang 

pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia.  

Gerakan yang lahir atas inisiasi dari Kepala Departemen Propaganda 

(Sendenbu) Hitoshi Shimisu tersebut berfungsi menghalau masuknya kolonial 

Belanda beserta sekutu yang ingin kembali menancapkan pengaruhnya di Nusantara 

Indonesia. Namun, terbentuknya gerakan ini tidak lepas dari siasat politis untuk 

membentuk jurang pemisah antara golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler. 

Sekalipun yang nampak di permukaan adalah merangkul kedua golongan, akan tetapi 

secara diam-diam fasis Jepang mencoba untuk menyingkirkan aktivitas politik 

golongan Nasionalis Islam. 

Hal tersebut terlihat dengan pembentukan Gerakan Tiga A yang dipimpin 

Golongan Nasionalis Sekuler dengan maksud menghimpun kekuatan lain seperti 

kekuatan kultural dan agama yang termasuk Islam di dalamnya. Saat rapat koordinasi 

antara berbagai fragmen, topik utama yang menjadi bahasan dalam rapat tersebut 

adalah membentuk Persiapan Persatuan Umat Islam. Pembentukan lini gerakan baru 

untuk golongan Islam merupakan alibi fasis Jepang untuk menghapus dan 
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menghilangkan MIAI. Langkah tersebut diambilnya dengan mempertimbangkan 

kesadaran persatuan global kaum muslimin serta jumlah massa gerakan Islam yang 

dipandang oleh fasis Jepang di kemudian hari dapat menggagalkan langkah politik 

dalam mendominasi Nusantara Indonesia. 

Namun, usaha untuk menghilangkan MIAI tidak mendapatkan hasil 

sebagaimana yang diinginkan oleh fasis Jepang. Alibi politik dalam membentuk 

Gerakan Tiga A yang sedari awal telah diketahui oleh golongan Nasionalis Sekuler 

sebagai bagian dari propaganda fasis Jepang, membentuk kesadaran strategis untuk 

menjadikan gerakan tersebut sebagai sarana untuk meraih cita-cita kemerdekaan. 

Sekalipun terjadi intrik antara golongan tokoh Islamis dan Sekuler yang disebabkan 

karena wacana pembubaran MIAI dan pembentukan wadah baru bagi golongan 

Nasionalis Islam, akan tetapi kedua golongan tetap pada cita-cita kemerdekaan 

walaupun dengan rel ideologi yang berbeda. 

Gerakan Tiga A sebagai organisasi propaganda yang didirikan oleh fasis 

Jepang hanyalah sebuah wadah politis yang dirancang untuk mempolitisasi 

perjuangan para tokoh bangsa dan mengadu domba para tokoh sentral gerakan Islam 

dan Sekuler. Arena perjuangan yang begitu menyulitkan sebab politik merangkul 

yang diimplementasikan Fasis Jepang, saat bersamaan juga mempolarisasi kedua 

golongan sebagaimana yang terlihat pada rapat pembentukan organisasi Persiapan 

Persatuan umat Islam. Akan tetapi, ditengah politisasi yang dilakukan fasis Jepang 

terhadap golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler melalui Gerakan Tiga, 

namun kedua golongan tetap berjalan pada jalur perjuangan untuk kemerdekaan.
80
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3. Putera 

Penggalangan kekuatan melalui kebijakan politis tidak berhenti sampai 

pembentukan Gerakan Tiga A.. Fasis Jepang yang mengkhawatirkan kedatangan 

kolonial Belanda beserta sekutu, membentuk Pusat Tenaga rakyat (Putera) sebagai 

kekuatan tambahan yang bertujuan memperkuat dominasinya. Alih-alih membantu 

rakyat Indonesia untuk merdeka secara utuh. Fasis Jepang mendirikan Putera sebagai 

jalur awal untuk membentuk Romusha. Organisasi yang didirikan pada 16 April 1943 

tersebut menjadi lokomotif utama dalam menyebarkan propaganda fasis Jepang yang 

ditujukan untuk pengumpulan massa intelektual dan pengangkatan isu perbaikan 

ekonomi. 

Dalam lapangan pengumpulan massa intelektual, Putera menjadikan Ir. 

Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Kh. Mas Mansyur sebagai 

pimpinan untuk menjalankan roda organisasi. Dalam kapasitas mereka sebagai tokoh 

sentral pergerakan Indonesia diasumsikan oleh fasis Jepang dapat menggaet seluruh 

intelektual yang tersebar di berbagai wilayah di Nusantara Indonesia yang diharapkan 

dapat mempertajam masa kekuasaan Jepang. Tidak hanya itu, strategi penunjukan 

empat serangkai sebagai pimpinan utama dalam organisasi Putera bertujuan 

memperbanyak dukungan pada fasis Jepang, sebab fasis Jepang telah membaca kultur 

masyarakat Nusantara Indonesia yang secara hierarki sosial tunduk kepada seseorang 

yang ditokohkan. 

Dalam bidang ekonomi, organisasi Putera juga difungsikan sebagai alat untuk 

memonitoring agenda Romusha. Ketika fasis Jepang menginstruksikan kebijakan 

yang berbasis pada penguatan sumber daya internal dengan tidak bergantung pada 

negara lain, fasis Jepang menunjukan wajah yang sebenarnya dengan mengintimidasi 
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rakyat Indonesia untuk bekerja secara paksa. Rakyat Indonesia yang berada dalam 

bayang-bayang dan tekanan mental serta kekerasan fisik fasis Jepang, memanfaatkan 

kondisi tersebut untuk melakukan perlawanan terhadap fasis Jepang. 

Organisasi Putera yang tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia melihat 

bahwa sikap Jepang tidak sejalan dengan apa yang disampaikannya saat pertama tiba 

di Nusantara Indonesia. Fasis Jepang dengan agenda Romushanya bertindak kejam 

dan tidak manusiawi terhadap bangsa Indonesia. Sebuah momen fasis yang 

diperlihatkan melalui Romusha, fasis Jepang bertindak secara brutal dengan 

mengambil alih lahan, mempekerjakan secara paksa dengan tidak memberikan makan 

hingga berujung pada penghilangan nyawa bagi siapa saja yang menentang 

putusannya.  

Putera yang mayoritas diisi oleh Golongan Nasionalis Sekuler memahami 

bahwa organisasi yang berjalan semata-mata untuk memperkuat misi fasis Jepang 

dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia bangsa 

Indonesia. Struktur organisasi Putera yang menyebar mulai dari para tokoh bangsa 

hingga ke akar rumput (Grassroots) menyadarkan mereka untuk melakukan perlawan 

terhadap fasis Jepang dengan menjadikan organisasi Pusat Tenaga Rakyat sebagai 

sarana dalam menghilangkan eksistensi fasis Jepang di Nusantara Indonesia.
81

 

4. MIAI 

Majelis Islam A‟la Indonesia (MIAI) merupakan federasi organisasi 

kemasyarakatan Islam yang terbentuk dari hasil kongres besar pada 18 - 21 september 

1937. Federasi organisasi kemasyarakatan yang menghimpun beberapa organisasi 

Islam telah beraktivitas sejak masa pendudukan kolonial Belanda. Aktivitas politik 
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dengan mengusung Islam sebagai landasan gerak dan juang berlanjut ketika Jepang 

memasuki Nusantara Indonesia. Pada masa kolonial belanda terjadi irisan antara 

pemerintah kolonial dengan organisasi MIAI. Dengan perlawanan secara intelektual, 

MIAI mengkampanyekan segala kebrutalan kolonial Belanda dan memacu kaum 

Muslimin untuk bersatu menghilangkan segala pengaruh dan kuasa kolonial Belanda 

di Nusantara Indonesia. 

Selain perlawanan yang dilakukan MIAI terhadap kolonial Belanda, MIAI 

juga berhadapan dengan golongan Nasionalis Sekuler khususnya dari kalangan 

priyayi yang berpatron dengan Belanda dalam menjalankan roda penjajahan. Ketika 

memasuki penjajahan fasis Jepang yang telah lama mengamati struktur politik dan 

pergerakan Hindia Belanda. Fasis Jepang mengatur siasat politik dengan merangkul 

MIAI sebagai jalan untuk mendapat simpati rakyat Indonesia. Bentuk siasat politik 

fasis Jepang terhadap MIAI yakni menjanjikan kelayakan hidup umat Islam dibawah 

pemerintahan Dai Nippon, dengan catatan MIAI turut andil dalam membantu fasis 

Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. 

Secara eksplisit para petinggi MIAI memahami taktik politik fasis Jepang 

yang memiliki kesamaan tujuan dengan kolonial Belanda untuk mendominasi bangsa 

Indonesia secara lebih lama. Analisis MIAI terhadap pola gerak fasis Jepang terpatri 

dalam aktivitasnya yang tetap melangsungkan gerak politik untuk kemerdekaan 

Indonesia sekalipun mendapatkan penjegalan saat rapat pembentukan Gerakan Tiga 

A yang membahas pembubaran MIAI. Dengan jumlah massa yang sangat banyak 

melingkupi hampir seluruh wilayah Indonesia, terlalu dini bagi fasis Jepang untuk 

membubarkan MIAI. 
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Kegagalan fasis Jepang untuk membubarkan MIAI menghasilkan strategi 

politik baru yang membawa pada keluasan bagi MIAI dalam memata-matai gerak 

politis fasis Jepang. Strategi fasis Jepang yang menjadikan MIAI sebagai organisasi 

resmi dalam memantau urusan umat Islam dimanfaatkan oleh MIAI sebagai 

instrumen koordinasi dalam menyebarkan informasi secara terstruktur dari pusat 

sampai ke lini pengurusan bawah. MIAI yang sedari awal mendapatkan perintah dari 

fasis Jepang untuk ikut serta dalam Perang Asia Timur Raya, akan tetapi tidak 

mengindahkan apa yang menjadi rencana fasis Jepang. Buntut dari penentangan 

MIAI yang menolak menggabungkan diri dalam barisan Perang Asia Timur Raya 

adalah pembubaran organisasi tersebut pada 24 Oktober 1943. 

MIAI sebagai organisasi federasi bermassa Islam yang menjadikan Islam 

sebagai asas dan tujuan kemerdekaan. Sedari awal mempunyai pandangan yang 

berbeda terhadap peta kemerdekaan Indonesia. MIAI yang menghimpun organisasi 

besar Islam di dalamnya menyadari bahwa Islam sebagai agama tidak hanya 

menekankan aspek  spiritual belaka, akan tetapi Islam mengajarkan terkait 

kepengurusan negara dan politik sebagaimana yang berlangsung pada masa Nabi 

Muhammad saw hingga runtuh kekuasaan Islam pada 3 Maret 1924 di Turki 

Utsmaniyah. Pandangan yang tegas terkait bentuk negara yang hendak dibangun oleh 

tokoh sentral MIAI menjadikan para figur utamanya kelak berhadap-hadapan secara 

ideologi dengan para tokoh sentral dari golongan Nasionalis Sekuler.
82

 

5. Masyumi 

Pembubaran MIAI pada 24 Oktober 1943 merupakan ekses dari ketidak 

patuhan MIAI terhadap perintah fasis Jepang yang menyerukan keikutsertaannya 

                                                             

82
 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, h. 327 



78 

 

 
 

dalam Perang Asia Timur Raya. Penolakan yang dilakukan MIAI terhadap kebijakan 

politis tersebut, berujung pada pembekuan organisasi yang telah lama berjalan dan 

melakukan gerilya politik sejak zaman kolonial Belanda diganti dan ditransformasi 

dengan nama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Masyumi yang lahir 

dari pembubaran MIAI merupakan kelanjutan dari organisasi federasi umat muslim 

yang memiliki wajah yang sama dengan MIAI. 

Masyumi yang merupakan transformasi dari pembubaran MIAI hanyalah 

sebuah teguran politis dan psikis fasis Jepang terhadap para tokoh gerakan Islam agar 

tunduk terhadap seluruh perintah yang diberikan kepada federasi tersebut. Akan 

tetapi, didirikannya Masyumi dengan tujuan mendominasi umat Islam, juga tidak 

mampu dilakukan oleh fasis Jepang sebagaimana sikap fasis Jepang yang tidak 

berkutik pada sikap berontak MIAI. Hal demikian terjadi sebab para pengurus 

Masyumi adalah bekas pengurus MIAI yang tentu secara pola pikir dan gerak tidak 

termakan begitu saja taktik politik fasis Jepang. 

Di bawah pimpinan KH. Hasyim Asy‟ari, KH. Bagus Hadikusumo, KH. 

Abdul Halim, KH. Ahmad Sanusi dan KH. Abdul Wahid Hasyim, Masyumi tetap 

melanjutkan estafet perlawanannya terhadap segala kebijakan yang merugikan umat 

Islam dan bangsa Indonesia. Saat pertama kali pembentukan Masyumi, fasis Jepang 

telah menyerukan para pengurus mulai dari tingkat pusat hingga daerah untuk 

menjadi bagian dari proyek Romusha fasis Jepang. Apa yang menjadi perintah fasis 

jepang terhadap Masyumi, secara spontan ditolak dan tidak dijalankan oleh para 

pengurus Masyumi baik dari tingkat pusat hingga daerah.
83
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6. Kekalahan Fasis Jepang atas Pearl Harbour 

a. Respon atas Kekalahan Fasis Jepang 

Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, 

merubah struktur politik Indonesia. Fasis Jepang yang berencana menancapkan 

dominasinya lebih lama di Indonesia, terpaksa menjadi bagian dari pembentukan 

persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Situasi pengendalian yang kosong dalam 

negeri, memunculkan inisiatif bagi para tokoh bangsa untuk segera menyusun strategi 

dalam menjemput kemerdekaan.  

Fasis Jepang yang sibuk dalam menghalau kekuatan sekutu, tidak ingin 

kehilangan marwah didepan bangsa Indonesia, dan juga tidak menginginkan 

kekalahan atas sekutu. Muncullah wacana untuk membantu bangsa Indonesia untuk 

segera memproklamasikan kemerdekaan. Spontanitas yang disampaikan fasis Jepang 

untuk kemerdekaan Indonesia, hanyalah sebuah taktik politik untuk mempertahankan 

dominasi dan disatu sisi tidak menginginkan kekalahan atas sekutu. 

Para tokoh bangsa menyambut iklim kekalahan fasis Jepang untuk 

berkoordinasi dan mengamati kelemahan fasis Jepang. Organisasi yang sebelumnya 

dibentuk oleh fasis jepang untuk memantau pergerakan politik bangsa Indonesia, 

nyatanya dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sendiri dalam mengamati situasi 

perang yang sedang berlangsung. Dengan kekuatan militer yang serba berkekurangan, 

maka tidak mungkin fasis Jepang memenangkan kembali perang setelah kalah dalam 

perang asia pasifik dan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. 

Golongan Nasionalis Sekuler yang melebur diri dalam gerakan tiga A terus 

memperhatikan kondisi fasis Jepang yang tidak mungkin mengerahkan kekuatannya 

secara maksimum. Sebab, kondisi yang memaksanya untuk tidak terlalu 
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memperhatikan kondisi di Nusantara Indonesia. Para tokoh dari golongan Nasionalis 

Sekuler seperti Soekarno, melakukan koordinasi kepada Syahrir untuk mengamati 

sejauh mana sisa kekuatan fasis Jepang untuk mendominasi bangsa Indonesia. Segala 

persiapan yang telah lama diatur, baik dalam gerakan tiga A maupun Jawa Hokokai 

menjadi instrumen untuk memukul mundur fasis Jepang secara politis. 

Begitu Pula dengan Golongan Nasionalis Islam, Organisasi Masyumi yang 

lahir dari inisiatif fasis Jepang, dimanfaatkan oleh para tokoh sentral golongan 

Nasionalis Islam untuk mengkampanyekan kemerdekan yang dekat seiring dengan 

jatuhnya fasis Jepang. Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) yang pernah 

berpidato di Sumatera untuk mendukung Dai Nippon dalam Perang Asia Timur Raya, 

bergerilya kembali untuk menyuarakan kekejaman fasis Jepang dan kekalahannya 

yang tinggal diujung tanduk. Maka, respon kedua golongan atas kekalahan fasis 

jepang terhadap Pearl Harbour adalah mempersiapkan jalan kemerdekaan Indonesia.   

b. Janji Fasis Jepang untuk Kedaulatan Indonesia  

Kekalahan fasis jepang sudah terlihat pada pertengahan tahun 1944 

memaksanya untuk memberikan angin segar kemerdekaan pada bangsa Indonesia. 

Hal tersebut diperlihatkan oleh Jenderal Kuniaki Kasio yang memperbolehkan rakyat 

Indonesia untuk mengibarkan merah putih yang bersandingan dengan bendera fasis 

Jepang, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Janji tersebut hanyalah 

sebuah taktik politik baru untuk tetap mempertahankan dominasi politiknya di 

Nusantara Indonesia. Tanpa ingin kehilangan kekuasaan, fasis Jepang tetap sibuk 

menghalau kekuatan sekutu dan mempertahankan dominasi dengan janji 

kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia. 
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Janji kemerdekaan terhadap Bangsa Indonesia diumumkan oleh Letjen 

Kumakici Harada dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan 

Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai). Namun, perjuangan untuk sampai pada nadir 

kemerdekaan bukanlah sebuah hadiah dari Jepang, melainkan momentum yang telah 

lama dipersiapkan oleh bangsa Indonesia. Dengan pemikiran yang menyilang antara 

Golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler yang menyebar dalam berbagai 

organisasi menyambut momentum tersebut untuk menyusun kemerdekaan Indonesia 

yang diperdebatkan dalam sidang BPUPKI. 

Sekalipun dalam struktur organisasi BPUPKI terdapat perwira tentara Jepang, 

akan tetapi mereka tidak memiliki hak suara untuk turut campur dalam persidangan 

yang membahas bentuk dan dasar negara Indonesia. Turut sertanya fasis Jepang 

dalam mengawal jalannya kemerdekaan Indonesia mempunya dua isyarat. Pertama, 

Jepang tidak ingin kehilangan pengaruhnya didepan bangsa Indonesia, sebab Jepang 

berasumsi dapat memenangkan perang Asia Timur Raya. Kedua, Jepang ingin 

mengambil simpati bangsa Indonesia dengan mendapatkan predikat sebagai bangsa 

yang membantu bangsa Indonesia menuju pada kemerdekaannya. 

Walau bagaimanapun janji politik yang didengungkan fasis Jepang terhadap 

bangsa Indonesia. Telah disadari oleh para tokoh bangsa, bahwa di tengah kekalahan 

fasis Jepang terhadap sekutu. Fasis Jepang tetap ingin mengambil keuntungan dengan 

jalan janji kemerdekaan terhadap Bangsa Indonesia. Segala bentuk kekejaman fasis 

Jepang terhadap bangsa Indonesia, baik kekerasan politik melalui organisasi bentukan 

jepang, maupun kekerasan fisik dengan jalan romusha, telah dibaca oleh para tokoh 

bangsa. 
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Janji fasis Jepang untuk kedaulatan bangsa Indonesia, hanyalah sebuah 

momen politik yang muncul akibat kekalahan Jepang terhadap sekutu. Sebagaimana 

janji fasis Jepang terhadap bangsa Indonesia ketika pertama kali mendaratkan bala 

tentaranya, atas nama saudara tua dan kemenangan Asia Timur Raya. Apa yang fasis 

Jepang janjikan hanyalah sebuah alibi politik untuk mengontrol dan mendominasi 

bangsa Indonesia. Begitu Pula dengan janji fasis Jepang untuk kemerdekaan bangsa 

Indonesia hanyalah sebuah strategi politik untuk mengamankan kekuasaan dan 

menjaga marwah kekaisaran Jepang. Dan sungguh itu semua telah dibaca oleh para 

tokoh bangsa. 
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BAB III 

LANDASAN DAN CORAK PEMIKIRAN GOLONGAN NASIONALIS ISLAM 

DAN NASIONALIS SEKULER 

A. Landasan dan Corak Pemikiran Tokoh BPUPKI 

Lika-Liku perjuangan bansa Indonesia telah sampai pada penghujungnya, 

namun muncul permasalahan baru terkait dasar negara Indonesia yang menjadi wajah 

Bangsa Indonesia sebagai negara merdeka. Sebelum pembentukan BPUPKI telah 

lama para pemikir bangsa memikirkan atas pemikiran dan dasar apa negara ini 

berjalan. Para tokoh bangsa yang terbelah kedalam golongan Nasionalis Islam dan 

Nasionalis Sekuler memiliki pandangan yang berbeda terkait dasar negara yang akan 

dianut oleh bangsa Indonesia. 

Bahkan hal tersebut telah diperbincangkan jauh sebelum terbentuknya 

BPUPKI, gesekan pemikiran telah terjadi antara golongan Nasionalis Islam dan 

Nasionalis Sekuler. Perdebatan tentang dasar negara secara formal dimulai pada 

sidang BPUPKI I.. Dr. Radjiman yang bertindak sebagai ketua (Katio) membuka 

persidangan dengan mengajukan sebuah pertanyaan “atas dasar apa Negara 

Indonesia akan kita bentuk?”.  

Pertanyaan Dr. Radjiman diajukan kepada Mr. Moh. Yamin yang 

mengemukakan bahwa Indonesia lahir dari sebuah entitas budaya asli yang akan 

dibangun sesuai dengan budaya tersebut. Ki Bagus Hadikusumo sebagai pembicara 

kedua yang menjawab pertanyaan Dr. Radjiman mengemukakan bahwa Negara 

Indonesia harus tegak diatas landasan agama Islam sebagaimana Islam memiliki 

kompleksitas termasuk dalam mengurus negara. Pembicara ketiga yang menjawab 

pertanyaan Dr. Radjiman adalah Drs. Moh. Hatta yang menyatakan bahwa negara 
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yang hendak dibangun bukanlah negara agama, tetapi tidak juga meninggalkan 

agama. 

Dari sekian banyaknya pembicara yang mengajukan dasar negara, tampaklah 

keterbelahan para pemikir bangsa dalam tiga jawaban tadi. Mengerucut jawaban 

tersebut, Mr. Moh. Yamin dan Drs. Moh. Hatta yang tidak menghendaki agama 

dalam pengurusan negara terkategori dalam pemikir Sekuler yang beranggapan 

bahwa dasar negara adalah rumusan pakem manusia sedangkan agama hanya sebagai 

penjaga moral bangsa. Sedangkan Ki Bagus Hadikusumo yang menyatakan bahwa 

pengurusan negara secara total berada dalam lingkaran agama Islam, sebab 

menurutnya Islam bukan hanya agama spiritual melainkan juga mengatur permasalah 

negara (Daulah) dan politik (Siyasah) dilamnya.  

Dua batasan pemikiran yakni Sekuler dan Islam menjadi penanda (Sign) untuk 

menetapkan para pemikir bangsa yang terjun dalam sidang BPUPKI untuk 

merumuskan dasar negara, apakah masuk dalam kategori Sekuleris atau Islamis akan 

terjawab dengan menjadikan batasan tersebut berdasarkan argumentasi Mr. Moh. 

Yamin dan Drs. Moh. Hatta yang merepresentasikan landasan dan corak pemikiran 

golongan Nasionalis Sekuler, dan Ki Bagus Hadikusumo yang merepresentasikan 

landasan dan corak pemikiran golongan Nasionalis Islam. 

B. Landasan dan Corak Pemikiran Golongan Nasionalis Sekuler 

Konstruksi bengunan berpikir bangsa Indonesia yang dibentuk dalam sidang 

BPUPKI akan diretas melalui gagasan dan rancangan berpikir para golongan 

Nasionalis Sekuler yang menghendaki pemisahan agama dalam mengatur negara. 

Golongan Nasionalis Sekuler berasumsi dengan terang bahwa dalam pengaturan 

negara agama tidak ikut campur membentuk struktur konstitusi bangsa Indonesia, 
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sebab kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam agama, suku, ras dan 

budaya sulit untuk disatukan dalam pengurusan satu agama. 

Asumsi tersebut merupakan hipotesis yang seragam sebab merupakan 

landasan berpikir dan Ideologi para Golongan Nasionalis Sekuler yang akan mereka 

buktikan melalui persidangan baik secara argumentasi ilmiah maupun gerak eksternal 

untuk membenarkan apa yang menjadi gagasan berpikir dan ideologi yang mereka 

anut. Hal tersebut terlihat dari  pernyataan Dr. Soepomo pada hari ketiga di sidang 

BPUPKI I yang menyatakan dengan mengambil contoh bangsa Turki yang sebelum 

kejatuhan Khilafah Utsmaniyah pada 3 Maret 1924 telah berupaya secara perlahan-

lahan untuk menghilangkan Islam dari kekuasaan politik. 

Identifikasi pemikiran golongan Nasionalis Sekuler juga dapat dilihat dari 

latar belakang pendidikan, organisasi, dan interaksinya yang mempunyai peran besar 

dalam membentuk pemikiran yang tentu berdampak pada pembentukan konstitusi 

bangsa Indonesia. Pada pokok pendidikan, golongan Nasionalis Sekuler yang 

mendapatkan pendidikan barat mulai dari jenjang dasar sampai jenjang universitas 

terpengaruh atas pemikiran dan gagasan yang bersumber dari institusi yang mereka. 

Ada pula yang mengenyam pendidikan secara Islami, akan tetapi interaksinya dengan 

pemikiran barat dan penggabungan dirinya dalam organisasi tersebut 

mengkristalisasikan gagasan sekularisme pada alam pemikirannya. 

Hal tersebut terlihat pada pemikiran Drs. Moh Hatta yang pada Sidang 

BPUPKI I pada hari pertama menyatakan bahwa agama tidak ikut campur dalam 

menyusun konstitusi dan segala perangkatnya, namun negara hanya menjadi sebuah 

penjaga moral bagi para pelaku pemerintahan dan rakyat Indonesia agar terciptanya 

kestabilan politik dalam bernegara. Gagasan Drs. Moh Hatta merupakan suatu 
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pemikiran yang dia dapatkan saat menempuh studi di Belanda dan interaksinya 

bersama golongan Nasionalis dalam PNI. Sekalipun Drs. Moh. Hatta pernah 

mendapatkan pendidikan secara Islam dan dekatnya terhadap pemikiran Islam, tidak 

merubah gagasan dan ideologinya yang menekankan untuk memisahkan antara 

negara dan agama didalam konstelasinya. 

Ujung dari corak pemikiran golongan Nasionalis Sekuler pada wilayah 

perumusan dasar negara adalah secara mapan menolak seutuhnya pengurusan negara 

yang berdasarkan Islam, dan secara moderat hanya menjadikan Islam sebagai 

sandaran moral bagi para pelaksana negara dalam menjalankan roda pemerintahan 

Negara Indonesia. Gagasan pemisahan antara agama dan pengurusan negara yang 

menjadi tolak ukur dalam menyusun konstitusi negara, merupakan pemikiran yang 

bersumber dari pendidikan, interaksi dan peleburan diri di dalam suatu organisasi. 

Seperti, Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Yamin, A.A. Maramis, Latuharhary, dan 

banyak pemikir Nasionalis Sekuler lainnya terilhami dari interaksi dan organisasinya 

dalam melangsungkan dialektika pemikiran untuk merumuskan konsepsi, dan dasar 

kebangsaan Negara Indonesia. 

C. Landasan dan Corak Pemikiran Golongan Nasionalis Islam 

Golongan Nasionalis Islam yang menghendaki Islam sebagai dasar dalam 

perumusan dasar negara, menyadari bahwa kompleksitas agama Islam tidak hanya 

sebagai agama yang mengatur urusan spiritual belaka, tetapi juga golongan ini 

menyadari bahwa apa yang pada Rasulullah saw., beliau tidak hanya bertindak 

sebagai seorang Nabi, melainkan juga sebagai kepala negara yang mengatur seluruh 

sendi kehidupan kaum muslimin. Ilham dari sejarah perjuangan Rasulullah saw. juga 



87 

 

 
 

terlihat saat setelah penandatanganan preambule Sidang BPUPKI I yang disebut 

dengan Piagam Jakarta. 

Sebagaimana golongan Nasionalis Sekuler yang menghendaki kemapanan 

untuk memisahkan secara total agama dari pengurusan negara. Golongan Nasionalis 

Islam pun menghendaki kemapanannya sendiri untuk menjadikan Islam sebagai 

landasan utama dalam mengkonstruksi bangunan berpikir Negara Indonesia. 

Kehendak untuk menjadikan Islam sebagai dasar, bentuk, dan identitas negara adalah 

keniscayaan yang dikehendaki oleh seluruh tokoh golongan Nasionalis Islam. 

Sekalipun terjadi klaster dalam memahami al-Quran dan as-Sunnah sebagai landasan 

utama untuk mendirikan Negara Indonesia. Namun, klasifikasi pemahaman terhadap 

dasar Islam tersebut menjadi pengokoh Golongan Nasionalis Islam dalam 

membangun dasar Negara Indonesia. 

Klasifikasi pemahaman tersebut, jika dikerucutkan beralegori pada tiga 

batasan, Pertama, golongan yang membatasi pendirian negara hanya pada sumber 

utama yakni al-Quran dan as-Sunnah. Kedua, golongan yang mengimitasi seluruh 

tradisi yang ada pada masa Rasulullah saw., sebagai jalan untuk memahami sumber 

utama, dan Ketiga, golongan yang mengambil keduanya lalu mengintegrasikan 

dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada masanya. Dalam kasus golongan 

Nasionalis Islam, sekalipun terdapat klasifikasi pemikiran dalam memahami sumber 

utama ajaran Islam, namun gerak pikir dalam merumuskan konsep dan dasar negara 

adalah sebuah negara modern yang dasar negara serta aturannya digali dari al-Quran 

dan as-Sunnah. 
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 Tidak sampai disitu, dalam pidato Ki Bagus Hadikusumo saat sidang BPUPKI 

I di hari pertama berargumentasi, bahwa Islam mempunyai realitas historis dalam 

menjalankan roda pemerintahan berdasarkan sumber utama ajaran Islam. Fakta 

sejarah tersebut disampaikan kembali oleh Ki Bagus Hadikusumo untuk memperkuat 

jalan perjuangan para tokoh golongan Nasionalis yang menghendaki Islam sebagai 

dasar negara Indonesia. Begitu Pula dengan KH. Abdul Wahid Hasyim yang secara 

pendidikan disegmentasikan sebagai revival tradisional, namun dalam penyusunan 

konsep Negara Indonesia, berpegang pada konsep negara modern yang berbasis pada 

sumber utama ajaran Islam. 

 Pada akhirnya landasan dan corak pemikiran golongan Nasionalis Islam 

adalah menghendaki Islam sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan peraturan, serta 

perundang-undangan Negara Indonesia. Golongan Nasionalis Islam menyadari bahwa 

realitas sejarah mulai zaman Rasulullah saw., Kekhilafaan Islam, sampai dengan 

kesultanan Islam di Nusantara merupakan pengamalan ajaran Islam dalam bentuk 

sebuah institusi negara yang telah terbukti dan teruji. 
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BAB IV 

PERDEBATAN GOLONGAN NASIONALIS ISLAM DAN NASIONALIS 

SEKULER DALAM SIDANG BPUPKI 

A. Perdebatan dalam Sidang BPUPKI 

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk 

setelah Jepang mengalami kekalahan atas sekutu yang ditandai dengan hancurnya 

Hiroshima dan Nagasaki. Namun, dentuman kemerdekaan yang fasis Jepang janjikan 

kepada Bangsa Indonesia mulai diwacanakan sejak tahun 1944 saat fasis Jepang 

kalah dalam perang asia pasifik. BPUPKI yang diumumkan pembentukannya oleh 

Kumakichi Harada pada 1 Maret 1945 adalah organisasi yang dibentuk untuk 

merumuskan bentuk dan dasar negara Indonesia. Diketuai oleh Dr .Radjiman dan 

beranggotakan beberapa tokoh yang secara pemikiran dan ideologi membelah dirinya 

dalam golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler, memikirkan tentang bentuk 

dan dasar negara apa yang paling cocok dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. 

Teori abduksi yang dimaksudkan tadi adalah historisitas ilmiah dari dasar 

negara yang disepakati telah menjadi fakta umum. Bahwa dasar negara dari hasil 

pergulatan yang panjang antara kedua golongan, tidak dapat diubah dan tidak dapat 

dikompromikan. Sebab telah melewati jalan perdebatan yang panjang sehingga secara 

nilai merupakan suatu konstitusi yang sakral dan tidak dapat diperdebatkan dan digali 

kembali keabsahan sejarahnya. Namun, apabila kita menggali fakta umum dari 

terciptanya dasar negara akan kita dapati bahwa kesepakatan yang disakralkan adalah 

sesuatu yang inkonstitusional sebab lahir dari luar perdebatan yang telah disepakati. 

Hal itu terlihat dari penolakan golongan Nasionalis Sekuler yang diwakilkan 

oleh kalangan Protestan dan Katolik yang tidak menyetujui anak kalimat “dengan 
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kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Ketidaksepakatan 

tersebut berakhir dengan penghapusan tujuh suku kata yang beridentitaskan Islam 

yang pada akhirnya terjadi perubahan kesepakatan diluar persidangan yang bersifat 

inkonstitusional yang menjadi fakta dan kesepakatan umum sampai hari ini. Teori 

abduksi melacak fakta khusus yang terjadi di luar persidangan yang memberi dampak 

bagi peta perpolitikan bangsa Indonesia sejak terbentuknya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) sampai proses politik hari ini. 

B. Perdebatan tentang Dasar Negara 

Sidang BPUPKI Pertama yang dimulai pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 

mengemukakan perdebatan antara tokoh golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis 

Sekuler terkait dasar apa yang hendak dipegang oleh Bangsa Indonesia sebagai 

sebuah negara merdeka. Sebelum Prof. Moh. Yamin menyampaikan pidato terkait 

asas dasar negara Indonesia. Terlebih dahulu Pro. Moh Yamin mengemukakan fakta 

sejarah tentang Nusantara pada masa Sidang pertama BPUPKI dimulai dengan 

pertanyaan mendasar Dr. Radjiman kepada anggota sidang, tentang dasar negara apa 

yang akan dianut oleh Indonesia nantinya. Anggota sidang yang terbagi kedalam dua 

golongan yakni Islam dan Sekuler memiliki jawaban yang berbeda terkait bentuk dan 

dasar negara Indonesia. Golongan Nasionalis Sekuler berpendapat bahwa 

memisahkan agama dari pengaturan negara merupakan jalan tengah untuk mencapai 

cita-cita kemerdekaan. Sedangkan, golongan Nasionalis Islam berkeyakinan bahwa 

menjadikan Islam melalui ajaran utamanya yakni al-Quran dan as-Sunnah sebagai 

dasar negara adalah jalan terang yang mendatangkan kepada rahmat Allah swt., tanpa 

melupakan golongan yang lain. 
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Perdebatan antara kedua golongan tersebut, telah dimulai secara verbal dan 

tulisan ketika Indonesia masih dalam kendali kolonial Belanda dan fasis Jepang. 

Pusaran perdebatan semakin memanas ketika masuk dalam perumusan dasar negara 

yang dibahas pada sidang BPUPKI. Argumentasi dan silang pendapat antara kedua 

golongan terjadi sebab keduanya memiliki gagasan dan alasan yang kuat untuk 

menjadikan pahaman dan ideologi mereka masing-masing di dalam mengkonstruksi 

bangunan dasar negara. Abduksi yang memperlihatkan kredibilitas fakta antara 

golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler merupakan suatu historisitas 

ilmiah yang telah berulang kali disajikan dalam banyak buku sejarah. Akan tetapi, 

kausalitas perdebatan yang menghasilkan suatu putusan, tidak dilihat berdasarkan 

hasil awal hingga fakta umum yang yang terjadi hanya dilihat berdasarkan 

kesimpulan akhir tanpa memperhatikan fakta khusus yang melatarbelakangi 

terjadinya suatu peristiwa. 

Yamin mengungkapkan bahwa negara yang dicita-citakan di masa mendatang 

adalah negara yang memegang teguh kebudayaan. Dengan menyebutkan fase model 

pemerintahan bangsa Indonesia mulai dari kebudayaan Hindu-Budha, hingga yang 

diinginkan adalah negara modern yang tidak melepas identitas kebudayaannya. 

Pernyataan Yamin terkait konsep tersebut dilanjutkan dengan mengajukan 

asas dasar Negara Republik Indonesia yang berdasarkan, 1. Peri Kebangsaan; 2. Peri 

Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; dan 5. Kesejahteraan Rakyat. 

Setelah Yamin menyampaikan gagasan dan pandangannya terkait dasar negara 

dilanjutkan dengan Drs. Moh Hatta yang menyatakan bahwa negara yang dicita-

citakan adalah negara yang tidak bersendikan agama, akan tetapi tidak melupakan 

agama. Moh. Hatta berkeyakinan bahwa agama dapat difungsikan sebagai alat 
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kontrol sosial dalam menjalankan cita-cita negara. Pandangan Drs. Moh Hatta 

dilanjutkan dengan pidato Ki Bagus Hadikusumo yang dengan tegas menyampaikan 

gagasanya. Dia berargumentasi dengan menyatakan bahwa agama dalam hal ini Islam 

telah memiliki perangkat dalam pengaturan negara yang secara praktis telah dapat 

dijalankan dalam Negara Republik Indonesia yang dicita-citakan. Islam menurutnya 

tidak hanya mengatur halal dan haram dalam urusan privat, akan tetapi Islam juga 

memiliki peranti dalam melaksanakan tata kenegaraan 

Pada hari ketiga sidang BPUPKI I, 31 Mei 1945 Prof. Soepomo membuka 

pidatonya dengan meyakini bahwa Islam merupakan agama yang memiliki kesatuan 

hukum yang juga mengatur aspek politik dan sosial. Akan tetapi, keyakinan Soepomo 

tidak sejalan dengan argumentasi lanjutannya yang menolak Islam untuk turut 

campur dalam mengurus negara. Argumentasinya dikuatkan dengan mencontohkan 

Turki yang sebelumnya menjadikan Islam sebagai yurisprudensi negara, namun 

berubah haluan menjadi bentuk negara yang bersifat sekuler. Soepomo melanjutkan 

dengan contoh yang lain, bahwa ada banyak negeri-negeri yang menjadikan Islam 

sebagai basis dalam mengatur negaranya seperti Mesir, Irak, dan Iran. Namun, 

menurutnya beberapa negara Islam tersebut, tidak jarang memiliki pandangan 

legislasi hukum syariat yang berbeda. Dari perbedaan itu menurut pengamatan 

Soepomo ketika diterapkan di Indonesia akan membentuk perdebatan baru. 

Di Akhir pidato, Soepomo mengemukakan gagasannya terkait dasar negara 

yang disebutnya sebagai Dasar Indonesia Merdeka yang didasarkan pada, 1. 

Persatuan; 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan Lahir Batin; 4. Musyawarah; dan 5. 

Keadilan Sosial. Berlanjut pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato yang diawali 

dengan mengemukakan pengaruh seorang sosialis bernama A. Baars terhadap dirinya 
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yang mengajarkan untuk tidak berpaham kebangsaan, akan tetapi menjunjung paham 

kemanusiaan. Namun, Soekarno dalam pidatonya juga mengungkapkan bahwa 

dirinya juga terilhami dari Dr. Sun Yat Sen yang dalam tulisannya „San Mi Cu I‟ atau 

„The Three People‟s Principles‟ akan pentingnya paham kebangsaan yang 

membuatnya mengambil kembali setelah membaca buku tersebut. Soekarno 

mengungkapkan bahwa dirinya terilhami dari gagasan Dr. Sun Yat sen dalam „San 

Mi Cu I‟, sehingga lahirlah dasar negara yang disebut sebagai Pancasila yang 

awalnya dia sebutkan sebagai Panca Dharma yang berisikan, 1. Kebangsaan 

Indonesia; 2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. 

Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan. 

Dengan segala argumentasi dari kedua kubu, maka sebelum berakhirnya 

persidangan pada sidang BPUPKI pertama, dibentuk panitia kecil yang bertugas 

untuk merumuskan kembali pancasila yang dipidatokan oleh Soekarno. Panitia kecil 

tersebut berisi perwakilan dari golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler 

yakni Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Achmad 

Soebardjo, Soekarno, Moh. Hatta, A.A Maramis, dan Moh. Yamin. Komposisi 

panitia kecil tersebut sampai kepada satu kesepakatan (Modus Vivendi) yang 

disampaikan kembali oleh Soekarno tentang kesepakatan panitia kecil dari kalangan 

Islam dan Kebangsaan yang sampai pada satu titik terang menghasilkan rancangan 

pembukaan yang berisikan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. …., yang 

berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan, dengan kewajiban 

menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya …..”. 

Pembukaan (Preambule) yang ditanda tangani pada 22 Juni 1945 di Jakarta 

selanjutnya disebut dengan istilah Piagam Jakarta (the Jakarta Charter), yang 
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dinyatakan oleh Soekarno sebagai jalan tengah yang menemukan pikiran dan gagasan 

golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler. Berlanjut pada 11 Juni 1945 

bertepatan dengan Sidang BPUPKI kedua dihari yang kedua pula, muncul ketidak 

sepakatan dari Latuharhary. Seorang Nasionalis Sekuler tersebut berargumentasi yang 

menurutnya kata-kata „dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya‟ berpotensi menghasilkan kekacauan khususnya dalam pandangan 

agama lain, serta adat istiadat. 

Haji Agus Salim sebagai representasi golongan Nasionalis Islam merespon 

ketidak sepakatan Latuharhary bahwa apa yang dinyatakannya hanyalah sebuah 

asumsi yang pada lahirnya bangsa Indonesia telah memperlihatkan bagaimana 

persoalan agama dan adat istiadat bukanlah hal baru dan secara general bangsa 

Indonesia telah selesai akan permasalahan tersebut. Soekarno yang memimpin 

jalanya Sidang kedua, menengahi perdebatan tersebut dengan menyatakan bahwa 

pembukaan yang telah disepakati golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler 

merupakan hasil jerih payah bersama. Soekarno menuturkan kalau saja anak kalimat 

yang mendengungkan Syariat Islam dihapuskan tentu tidak akan diterima oleh 

golongan Nasionalis Islam. 

Selain Latuharhary, penolakan juga muncul dari tokoh golongan Nasionalis 

Sekuler yang lain, yakni Wongsonegoro dan Hoesein Djajadiningrat yang 

menyatakan bahwa anak kalimat tersebut berpotensi melahirkan fanatisme dan 

superioritas bagi umat Islam. Penolakan kedua tokoh golongan Nasionalis Sekuler 

tersebut mendapat sanggahan dari KH. Wahid Hasyim yang mengatakan kepada 

keduanya bahwa apa yang ada dalam alam pikirannya hanyalah sebuah asumsi, dan 
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terkait syariat Islam dalam pembukaan juga ada dari kalangan Nasionalis Sekuler 

yang menerima gagasan tersebut sebagai jalan tengah. 

Dari segala pelik perdebatan pada Sidang BPUPKI kedua dihari yang kedua 

menghasilkan kesimpulan diterimanya Syariat Islam sebagai pembukaan yang 

tertuang di dalam Undang-Undang Dasar. Setelah terjadi kesepakatan antara dua 

golongan, Soekarno melanjutkan dengan membentuk panitia kecil yang bertugas 

merancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan, Supomo, Wongsonegoro, 

Soebardjo, Maramis, Singgih, Agus Salim, dan Sukiman yang mulai bekerja pada 12 

Juli 1945. 

Pada sidang BPUPKI kedua, 14 Juli 1945, Soekarno sebagai Ketua Panitia 

Konstitusi melaporkan hasil kerjanya terkait Pembukaan UUD, Batang Tubuh UUD 

yang berjumlah 42 Pasal, dan Deklarasi. Namun, hasil kerja panitia kecil mendapat 

penolakan dari Ki Bagus Hadikusumo yang tidak sepakat dengan frasa bagi pemeluk-

pemeluknya dalam sila pertama. Menurutnya, sila pertama cukup berfrasa 

“Ketuhanan dan Menjalankan Syariat Islam”, apa yang menjadi ketidak sepakatan Ki 

Bagus Hadikusumo diluruskan kembali oleh Abikoesno yang menyatakan bahwa 

Pembukaan tersebut merupakan kompromi dari kedua pihak yang tidak mungkin lagi 

untuk diperdebatkan. 

Setelah melawati jalan panjang perdebatan, dan argumentasi pemahaman 

Abikoesno kepada Ki Bagus Hadikusumo, disepakatilah  Piagam Jakarta hasil panitia 

kecil pembukaan UUD, bahwa Piagam Jakarta resmi sebagai Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang akan diproklamirkan sesuai 

waktunya. Pada 15 Juli 1945, sidang lanjutan BPUPKI kedua, membicarakan terkait 

materi-materi dalam tubuh UUD. Maka dibentuklah panitia khusus perancang materi 
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yang diketuai oleh Soepomo. Sebagai ketua perancang materi, Soepomo 

mengingatkan kembali bahwa apa yang menjadi kesepakatan pada sidang sidang 

sebelumnya tidak dapat diganggu gugat dan telah menjadi kesepakatan bersama 

kedua golongan. 

Proses perdebatan yang panjang dan berujung pada kesepakatan terkait dasar 

negara telah sampai kepada titik terang antara kedua golongan. Akan tetapi, muncul 

permasalahan baru saat pembahasan berpindah pada apakah presiden Negara 

Kesatuan Republik Indonesia haruslah seorang muslim atau tidak. Salah satu anggota 

sidang BPUPKI, Abdul Rahim Pratalikrama dari golongan Nasionalis Islam dengan 

tegas berargumentasi bahwa kepala negara atau presiden Republik Indonesia haruslah 

orang Indonesia asli, berumur sedikitnya 40 tahun, dan beragama Islam.  

Apa yang dinyatakan oleh Pratalikrama mendapat sanggahan dari Soepomo 

yang menyatakan bahwa apa yang diargumentasikan oleh Pratalikrama tidak 

menghormati Piagam Jakarta, sebab dalam piagam jakarta telah tertuang pernyataan 

yang tegas terkait menjalankan Syariat Islam. Ditambah dengan jumlah umat Islam 

yang mayoritas di Indonesia, menguatkan keyakinan Soepomo untuk membantah dan 

mengatakan bahwa poin presiden sebagai kepala negara haruslah beragama Islam, 

tidak perlu dicantumkan dalam materi Undang-Undang Dasar. 

Namun, ketidaksepakatan Soepomo terhadap argumentasi Pratalikrama 

mendapatkan respon dari KH. Masykur yang mendukung argumentasi Soepomo 

dengan menyatakan, dasar negara terdapat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya, maka sudah menjadi kewajiban bahwa presiden Republik 

Indonesia haruslah beragama Islam, sebab tidak akan mungkin seorang pemimpin 

yang bukan muslim menjalankan Syariat Islam sebagaimana yang tertuang di dalam 
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pembukaan Undang-Undang Dasar. Pertentangan makin terasa saat Soekarno 

mengaminkan pernyataan Soepomo. Dengan tegas Soekarno menyatakan dengan 

jumlah populasi umat Islam yang banyak sudah tentu presiden berasal dari kalangan 

Islam.  

Rancangan materi Undang-Undang Dasar yang sedari penyusunan telah 

memuat nilai dan pranata Islam dipertanyakan kembali oleh KH. Abdul Kahar 

Muzakkir, terkhusus penolakan golongan Nasionalis Sekuler terhadap isi rancangan 

materi tersebut. Dengan penuh pertanyaan KH. Abdul Kahar Muzakkir bertanya 

kepada Soekarno dan Soepomo bahwa jika sedari awal tidak sepakat dengan unsur 

keislaman yang terdapat di dalam materi rancangan Undang-Undang Dasar, mengapa 

tidak dihapuskan saja dari awal. Pernyataan KH. Abdul Kahar Muzakkir tersebut, 

merupakan buntut kekecewaan terhadap golongan Nasionalis Sekuler yang kerap 

menolak apa yang telah tertuang dalam rancangan materi Undang- Undang Dasar. 

Sangha-menyanggah argumentasi pun muncul dan saling bergantian antara 

kedua golongan. Perdebatan mengenai presiden negara Republik Indonesia yang 

harus beragam Islam, juga ditentang oleh Sukardjo Wirjopranoto. Anggota sidang 

BPUPKI dari golongan Nasionalis Sekuler tersebut berargumentasi bahwa jika 

demikian apa yang dinyatakan sebelumnya maka usul dikemukakan bertentangan 

dengan pasal 27 rancangan materi Undang-Undang Dasar yang menyatakan, „segala 

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. 

Dengan segala polemik dan perdebatan yang tidak menemukan titik terang, 

Dr. Radjiman selaku ketua BPUPKI mengusulkan agar diadakan pemungutan suara 

terkait apa yang diperdebatkan. Akan tetapi, usul Dr. Radjiman yang menginginkan 

pemungutan suara, mendapatkan penolakan dari KH. Sanusi yang berkata bahwa 
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permasalahan agama tidak dapat begitu saja secara spontanitas ditentukan 

berdasarkan suara terbanyak. Argumentasi tegas KH, Sanusi diteruskan oleh Ki 

Bagus Hadikusumo dan KH Abdul Kahar Muzakkir yang menyatakan bahwa Islam 

mengandung ideologi Negara. Dan dengan tegas KH. Abdul Kahar Muzakkir 

berargumen bahwa apabila ideologi Islam tidak diterima, maka sesungguhnya negara 

Republik Indonesia tidak berjalan di atas dasar Islam dan berpotensi netral agama. 

Ketegangan menyeruak tanpa menghasilkan kesepakatan yang terkait dengan 

pembahasan kepala negara Indonesia. Memasuki persidangan 16 Juli 1945, Soekarno 

yang didaulat sebagai pimpinan sidang membuka sidang dengan penuh kegelisahan 

sebab persidangan di hari sebelumnya tidak menemukan kata mufakat antara kedua 

golongan. Dengan segala argumentasi dan permintaan Soekarno kepada golongan 

Nasionalis Sekuler, pada akhirnya kesepakatan menemukan titik terangnya. Pimpinan 

sidang dialihkan kembali kepada Dr. Radjiman yang menutup jalannya persidangan 

dengan mengatakan tidak ada lagi rasa berat hati antara kedua golongan. Maka sidang 

berakhir dengan rasa gembira ditandai dengan kesepakatan terang dan tepuk tangan 

dari kedua golongan. 

Setelah berakhirnya kesepakatan terkait dasar negara yang disetujui dengan 

konsep negara yang berketuhanan dan menjalankan Syariat Islam bagi para pemeluk-

pemeluknya. Pada 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI) sekaligus pembubaran BPUPKI yang telah sampai pada kata 

mufakat tentang konsep dan dasar negara Republik Indonesia. PPKI yang diketuai 

oleh Soekarno dan Moh. Hatta sebagai wakil ketua, memiliki struktur anggota antara 

lain, Radjiman, Supomo, Poerbojo, Wahid Hasyim, Moh. Amir, Teuku Moh. Hasan, 

Latuharhary, I. Goesti Ketoet Poedja, A. A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, Abdoel 
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Kadir, Panji Soeroso, M. Soetardjo, Soerjohamidjojo, Ki Bagus Hadikusumo, Abdul 

Abbas, Sam Ratulangi, Andi Pangeran, dan Yap Tjwan Bing. 

Jika dilihat komposisi keanggotaan PPKI berjumlah 21 orang yang 

terfragmentasi hanya dua orang dari golongan Nasionalis Islam yakni KH. Wahid 

Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo, dan selebihnya 19 anggota diisi oleh golongan 

Nasionalis Sekuler. Dengan segala polemik untuk menuju gerbang kemerdekaan, 

hasil dari sidang BPUPKI yang dialihkan menuju rapat PPKI tentang teks proklamasi 

yang akan dibacakan saat proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sehari 

setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan menandakan Indonesia telah sampai pada 

gerbang kemerdekaan dengan segala intrik dan polemiknya. Hatta kedatangan 

seorang opsir kaigun angkatan laut yang didampingi oleh Nisyijima menyampaikan 

keberatan golongan Nasionalis Sekuler yang diwakili kalangan Protestan dan Katolik 

yang tidak sepakat atas anak kalimat pada pembukaan Undang-Undang Dasar yang 

berbunyi „dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya‟. 

Pesan dari Opsir Kaigun tersebut yang diterima langsung oleh Hatta dibawa 

ke dalam rapat PPKI pada 18 Agustus 1945. Sebelum sidang PPKI dimulai, Soekarno 

telah menambah jumlah anggota dengan memasukan Kasman Singodimedjo, 

Wiranata Kusumah, Ki hadjar Dewantara, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, dan 

Ahmad Soebardjo. Anggota PPKI yang sebelumnya berjumlah 21 orang kini 

berjumlah 27 orang. Dalam rapat tersebut diangkat sebuah permasalahan terkait 

penolakan kalangan Protestan dan Katolik terkait poin menjalankan Syariat Islam 

bagi pemeluk-pemeluknya. Sidang PPKI yang sekiranya dimulai pada pukul 19.30 

WIB, akan tetapi diundur untuk meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo sebagai satu-
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satunya perwakilan golongan Nasionalis Islam dalam PPKI yang hadir untuk 

menerima tawaran Hatta agar dihapusnya anak kalimat tersebut. 

Ki Bagus Hadikusumo dengan tegas menolak apa yang menjadi saran Hatta 

sekalipun itu informasi dari  Opsir Kaigun fasis Jepang. Ki Bagus Hadikusumo 

berkeyakinan, bahwa hal-hal yang telah menjadi keputusan bulat pada sidang 

BPUPKI termasuk Piagam Jakarta didalamnya tidak dapat dikompromikan dan 

diganggu gugat, sebab hal tersebut merupakan kesepakatan yang dihasilkan dengan 

segala polemik yang mengurus pikiran dan mental hingga lahirlah keputusan 

bersama. Moh. Hatta yang hampir selama dua jam tidak mampu meyakinkan Ki 

Bagus Hadikusumo meminta bantuan kepada Kasman Singodimedjo yang berlatar 

belakang organisasi pergerakan Muhammadiyah yang sama dengan Ki Bagus 

Hadikusumo.  

Dengan segala argumentasi yang bernada lirih, Kasman Singodimedjo 

berhasil meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo dengan asumsi bahwa Indonesia masih 

dalam tekanan fasis Jepang dan Sekutu, apabila terjadi pertentangan antara tokoh 

bangsa, maka bukan tidak mungkin kontrol pemerintahan akan kembali diambil alih 

oleh dua pihak. Ki Bagus Hadikusumo dengan segala rasa mengalah menerima apa 

yang menjadi penerangan Kasman kepadanya. Kesepakatan yang diterima oleh Ki 

Bagus Hadikusumo berakhir pada penghapusan anak kalimat „dengan kewajiban 

menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya‟, lalu bertransformasi menjadi 

„Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa‟, mencoret redaksi pasal 6 yang hanya 

meninggalkan „Presiden ialah orang Indonesia‟, maka secara otomatis berubahlah 

struktur kalimat pasal 29 menjadi „Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha 

Esa‟. Dengan ini purna sudah segala perdebatan yang menyisakan perubahan yang 
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telah disepakati secara bulat pada 14 Juli 1945, hanya karena informasi dari Opsir 

Kaigun yang tidak diketahui kebenarannya. 

C. Argumentasi Golongan Nasionalis Islam dalam Sidang BPUPKI 

Argumentasi golongan Nasionalis Islam yang menyatakan bahwa Islam tidak 

hanya sebagai agama ritual tetapi juga mengatur permasalahan negara dapat dilacak 

pada pernyataan dan pemikiran para perumusnya. Pernyataan Ki Bagus Hadikusumo 

yang secara filosofis menyampaikan gagasannya tentang hubungan seorang hamba 

dan Allah swt., dan hubungan masyarakat yang secara integral kembali pada Allah 

swt., menggaris bawahi sebuah pemikiran yang tidak mengkompromikan sebuah 

pemisahan agama dan negara. Ki Bagus Hadikusumo yang berlatar belakang sebagai 

aktivis Muhammadiyah,, mengeksplor segala argumentasinya secara tegas untuk 

menjadikan Islam sebagai asas dalam membentuk Indonesia merdeka. 

Argumentasi lain muncul dari anggota Panitia Sembilan yang berperan besar 

dalam menerjemahkan hasil Sidang BPUPKI. Diantara anggota panitia sembilan 

seperti Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, dan KH. 

Abdul Wahid Hasyim. Argumentasi mereka tentang dasar negara merupakan hasil 

retasan pemikiran yang telah dijalani dalam pengembaraan intelektual dan 

pergerakan. Abikoesno Tjokrosoejoso yang berperan aktif dalam Partai Sarekat Islam 

dan menjadi tokoh utama dalam berjalannya simpul Masyumi mendedahkan syariat 

Islam sebagai jalan utama untuk membangun Indonesia merdeka.  

Begitu Pula dengan Abdul Kahar Muzakir, sebagai tokoh pergerakan 

Muhammadiyah Abdul Kahar merefleksikan pemikirannya ke dalam suatu 

kesepakatan utuh yakni menjadikan syariat Islam sebagai asas tertinggi dalam 

bernegara. Haji Agus Salim sebagai tokoh pergerakan Sarekat Islam dan Masyumi 
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telah lama memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, dan wujud dari perjuangan 

tersebut terlaksana dalam rumusan rapat Panitia Sembilan yang menjadikan syariat 

Islam sebagai asas dalam bernegara. Senada dengan ketiga tokoh golongan Nasionalis 

Islam dalam Panitia Sembilan, KH. Abdul Wahid Hasyim yang berlatar belakang dari 

pergerakan Nahdlatul Ulama juga melakukan stimulasi pemikiran dalam rapat panitia 

sembilan untuk menjadikan Islam sebagai Ideologi bangsa Indonesia yang hidup. 

Segala pemaparan tentang golongan Nasionalis Islam dalam Sidang BPUPKI 

dan analisis hasil sidang pertama memperlihatkan argumentasi yang seragam dari 

golongan Nasionalis Islam tentang dasar negara yang bernafaskan Islam. Dalam teori 

abduksi yang mencari tahu fakta umum tentang argumentasi golongan Nasionalis 

Islam, diketahui bahwa Islam sebagai agama yang memiliki pandangan hidup 

kenegaraan hendak dijadikan sebagai cita-cita luhur golongan Nasionalis Islam. 

Meskipun secara argumentasi hanya memuat pidato Ki Bagus Hadikusumo, akan 

tetapi keseragaman pendapat antara kedua golongan muncul pada rapat panitia 

sembilan. Namun, sehari sebelum dibubarkanya Badan yang membahas terkait 

kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Juli 1945 kedua golongan telah sampai pada kata 

mufakat atas segala argumentasi yang dikemukakan oleh keduanya. 

Kesepakatan tersebut merupakan dialektika yang tidak dimenangkan oleh 

siapapun, melainkan keseluruhan argumentasi kedua golongan yang menemukan titik 

temu atas dasar argumentasi rasional golongan Nasionalis Islam. Dengan 

pertimbangan spiritual dan eskatologis Islam yang membumi, maka argumentasi 

golongan Nasionalis Islam didasarkan kepada pemikiran para tokohnya yang 

bertarung secara pemikiran dan intelektual pada sidang BPUPKI, hingga mencapai 

suatu konsensus berdasarkan hasil pemikiran golongan Nasionalis Islam. 
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D. Argumentasi Golongan Nasionalis Sekuler dalam Sidang BPUPKI 

Argumentasi golongan Nasionalis Sekuler dimulai dari pernyataan Soepomo 

yang memaparkan bagaimana Islam sebagai agama mempunyai perangkat yang 

lengkap dalam mengurus aspek keduniaan. Namun, Soepomo berargumentasi bahwa 

melihat keragaman Indonesia yang terdiri dari banyak agama, maka akan sangat sulit 

untuk menyatukan semuanya dalam pengaturan satu agama. Argumentasi Soepomo 

yang sebelumnya didahului oleh pernyataan Moh. Yamin yang menyatakan bahwa 

negara Indonesia yang hendak dibuat berdasarkan histori Hindu dan Budha memiliki 

akar yang kuat. Begitu pula pernyataan Latuharhary yang berargumentasi 

berdasarkan alasan demografi minoritas akan menyulitkan Indonesia bersatu dalam 

ikatan dasar Negara yang berasaskan Islam. 

Dalam melihat argumentasi Golongan Nasionalis Sekuler berdasarkan 

demografi agama bangsa Indonesia. Teori abduksi mengkaji, bahwa argumentasi 

yang lahir merupakan atas kesamaan kondisi baik dalam ideologi, kepercayaan, dan 

lain sebagainya. Akan tetapi lahirnya argumentasi tidak datang begitu saja, melainkan 

dalam kacamata abduksi selain terdapat proses augmentasi secara langsung, juga 

terjadi proses politis dalam menolak gagasan golongan Nasionalis Islam. Hasil dari 

perbedaan pandangan yang terjadi dalam sidang BPUPKI menghasilkan penghapusan 

kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang tertuang dalam Sila 

Pertama Pancasila. 

Selain karena secara argumentatif golongan Nasionalis Sekuler tidak 

mempunyai alasan untuk menolak gagasan golongan Nasionalis Islam, sebab yang 

tertuang dalam Sila Pertama Pancasila yang dimaksudkan oleh golongan Nasionalis 

Islam hanya berlaku bagi umat muslim. Golongan Nasionalis Islam berargumentasi 
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atas dasar kesempurnaan ajaran Islam yang menyangkut semua aspek, sedangkan 

golongan Nasionalis Sekuler berargumentasi karena persoalan populasi secara agama 

dan kemungkinan konflik antara sesama bangsa. 

Apa yang terjadi pada keduanya merupakan asumsi yang terjadi pada alam 

pikiran kedua tokoh dari golongan Nasionalis Islam dan Golongan Nasionalis 

Sekuler. Namun, golongan Nasionalis Sekuler dengan segala bentuk analisis dan 

kepercayaan akan timbulnya konflik horizontal apabila diterapkannya Ideologi salah 

satu agama menjadi sebuah dasar negara Indonesia. Asumsi tidak berdasar golongan 

Nasionalis terkait apabila Islam dijadikan sebagai dasar negara maka kemungkinan 

akan menyebabkan instabilitas pasca kemerdekaan merupakan argumentasi yang 

didasarkan pada asumsi  yang belum tentu terjadi adanya. 

Akan tetapi, tidak semua dari kalangan golongan Nasionalis Sekuler menolak 

secara keseluruhan apa yang menjadi buah pikir golongan Nasionalis Islam. Seperti 

Soekarno yang mencoba bersikap pertengahan dan mendialogkan argumentasi kedua 

golongan, sehingga didapatkan suatu gagasan yang mengakomodir pandangan 

golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler dalam sebuah bangunan utuh 

Pancasila. Akan tetapi, sikap pertengahan Soekarno tidak ditunjukkan dengan 

menetapkan apa yang telah menjadi kesepakatan pada 16 Juli 1945 hasil dari Sidang 

BPUPKI. Yang terjadi adalah argumentasi golongan Nasionalis Sekuler yang terputus 

saat Dr. Radjiman mengetuk palu di akhir persidangan sebagai tanda kesepakatan 

antara kedua golongan dilanjutkan dengan perubahan yang terjadi diluar persidangan 

yakni penetapan perubahan dasar negara pada 18 Agustus 1945. 
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BAB V 

PENGARUH PEMIKIRAN GOLONGAN NASIONALIS ISLAM DAN 

NASIONALIS SEKULER TERHADAP LAHIRNYA DASAR NEGARA 

INDONESIA 

Kesepakatan yang dihasilkan pada 14 Juli 1945 dalam sidang BPUPKI luntur 

setelah Moh. Hatta membawa informasi dari Opsir Kaigun Fasis Jepang menjadi 

agenda awal dalam rapat PPKI 18 Agustus 1945. Perdebatan dan silang pendapat 

yang menguras emosi dan mental para tokoh bangsa tidak menghasilkan apa-apa 

kecuali perdebatan kembali yang dilangsungkan dalam sidang PPKI. Secara teknis, 

apa yang dijalankan oleh Moh. Hatta merupakan langkah antisipatif apabila yang 

disampaikan oleh opsir kaigun tersebut benar adanya. Akan tetapi, secara 

konstitusional hal-hal yang telah disepakati dalam Sidang BPUPKI 14 Juli 1945 

adalah ketetapan bulat yang tidak bisa diganggu gugat. Sekalipun ada faktor eksternal 

yang ingin merubah jalannya kesepakatan, maka unsur tersebut tidak memiliki 

kekuatan untuk menggantikan hasil kesepakatan. 

Akan tetapi fakta historis memperlihatkan bahwa faktor eksternal dengan jelas 

dapat mempengaruhi apa yang telah menjadi kesepakatan antara golongan Nasionalis 

Islam dan Golongan Nasionalis Sekuler. Dalam analisis dan pendekatan post 

positivisme yang melihat fakta hari ini kemudian menarik kembali apa yang terjadi 

dimasa lalu, memperlihatkan bahwa pertarungan gagasan dan pemikiran antara kedua 

golongan adalah pertarungan yang tidak menemukan akhir kesepakatan. Bila kembali 

kepada apa yang terjadi pada sidang BPUPKI pertama, ada banyak argumentasi 

penolakan dari golongan Nasionalis Sekuler terhadap gagasan dasar negara yang 

berbunyi „menjalankan Syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya‟. Bentuk 
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penolakan yang tersimpan melalui kesepakatan semu, dapat diargumentasikan 

kembali sesuai dengan kondisi politik yang tidak menentu pada saat itu. 

Ketika golongan Nasionalis Sekuler bersepakat terhadap dasar negara yang 

bernafaskan Islam, hanya menunggu momen untuk merubah kesepakatan tersebut. 

Dan momen yang paling tepat adalah adanya informasi dari Opsir Kaigun Fasis 

Jepang yang dapat menjadi jalan masuk untuk merekonstruksi bangunan dasar negara 

yang sebelumnya telah disepakati bersama. Adapun golongan Nasionalis Islam 

meyakini bahwa yang telah menjadi kesepakatan dalam sidang BPUPKI sebelum 

terbentuknya PPKI merupakan dasar yuridis-historis yang tidak dapat lagi 

dikompromikan. 

Maka alasan ideologi adalah asumsi yang kuat untuk mengatakan bahwa 

perdebatan antara golongan Nasionalis Islam dan golongan Nasionalis Sekuler tidak 

akan sampai pada nadirnya, sebab landasan ideologi yang kuat menyebabkan kedua 

golongan percaya bahwa masing-masing ideologi yang dianutnya mempunyai 

kapasitas dan standar kebenaran yang tepat dalam mengkonstruksi bangunan 

kemerdekaan Indonesia. Hasilnya, pertarungan ideologi berubah menjadi pertarungan 

taktik dan politik untuk memenangkan argumentasi ideologi masing-masing. 

Baik golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler mempunyai 

argumentasi yang meerut kadar subjektivitasnya mampu menjadikan gagasan yang 

orisinal dalam membentuk konstitusi negara Republik Indonesia. Argumentasi 

tersebut tidak dapat menemukan titik kesepakatan bahkan sampai hari ini, 

pertarungan ideologi menjadi warna dalam percaturan politik Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Maka teori abduksi serta pendekatan post positivisme yang 

digunakan untuk membaca pertarungan antara golongan Nasionalis Islam dan 
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Golongan Nasionalis Sekuler dalam mengkonstruksi dasar negara Indonesia, 

melahirkan apa yang disebut dengan Invisible History atau sejarah yang hilang.  

Disebut sebagai Invisible History sebab informasi yang tidak pernah diketahui 

kebenarannya dapat mempengaruhi jalannya roda sejarah Indonesia. Informasi dari 

Opsir Kaigun yang tidak di cek kebenarannya secara mendalam berdampak pada 

menihilkan hasil kesepakatan yang telah susah paya diperdebatkan hingga 

menemukan kata sepakat pada 14 Juli 1945. Maka, dari hasil teori abduksi lahirlah 

apa yang disebut dengan aposteriori, yaitu mempertanyakan segala kredibilitas 

informasi agar tidak mengganggu jalannya fakta umum yang terjadi pada masanya. 

Fakta umum yang terjadi adalah kesepakatan antara golongan Nasionalis 

Islam dan Golongan Nasionalis Sekuler yang memberi dampak pada terciptanya 

dasar negara melalui kesepakatan kedua golongan. Akan tetapi, proses aposteriori 

tidak berjalan sebab informasi dari opsir kaigun tidak ketahui validitasnya. Sehingga, 

membawa fakta sejarah menjadi fakta khusus yaitu konstitusi yang lahir berdasarkan 

desakan dari luar, sehingga pecahlah kesepakatan yang telah diaminkan oleh kedua 

golongan pada sidang BPUPKI. Walhasil, perumusan dasar negara tidak hanya 

dipengaruhi faktor ideologi dari golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler 

akan tetapi, pengaruh politik yang samar membawa dampak bagi pecahnya 

kesepakatan dan lahirnya dan lahirnya gagasan baru, itulah yang disebut dengan 

Invisible History. 
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A. Pengaruh Pemikiran Golongan Nasionalis Islam terhadap Lahirnya Dasar 

Negara 

Golongan Nasionalis Islam yang dalam alam pikirannya terilhami dari 

gagasan para pembaharu seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Bediuzzaman 

Said Nursi mencoba melakukan ijtihad politik dalam menyusun dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dasar negara yang dipikirkan berdasarkan al-Quran 

dan as-Sunnah. Pemikiran tentang negara yang berdasarkan Islam bukan tanpa sebab, 

melainkan adanya realitas sejarah yang terjadi pada masa Rasulullah saw., para 

sahabat, dinasti-dinasti Islam, dan kesultanan yang ada di Nusantara. 

Dari realitas historis dan gagasan para tokoh pembaharu yang mempengaruhi 

para golongan Nasionalis Islam untuk memikirkan suatu dasar negara yang 

didalamnya manusia diatur berdasarkan perintah Allah swt.. Dalam teori abduksi 

fakta umum tentang golongan Nasionalis Islam mempertemukan pemikiran mereka 

untuk berpijak pada dasar negara yang berlandaskan Islam dan negara yang diatur 

berdasarkan hukum Islam. Akan tetapi fakta khusus tentang pemikiran golongan 

Nasionalis Islam memisahkan mereka ke dalam beberapa mazhab pemikiran dalam 

Islam yang mempunyai cara pandang hanya dalam rana ritual. Akan tetapi dalam hal 

muamalah, uqubat, jinayat yang seluruhnya tertuang dalam ranah sosial yang diatur 

oleh negara, disepakati oleh seluruh golongan Nasionalis Islam tanpa terkecuali. 

Pemikiran yang sejak lama menjadi jalan hidup bagi seluruh golongan 

Nasionalis Islam, membentuk menjadi pola pikir, dan pola sikap dalam berjuang 

melawan kolonial Belanda dan fasis Jepang, mengejawantah pemikiran tersebut 

menjadi bahan bakar dalam menyusun dasar negara Indonesia. Para pemikir golongan 

Nasionalis Islam dalam sidang BPUPKI seperti Ki Bagus Hadikusumo, M. Natsir, 
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Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, dan KH. Abdul 

Wahid Hasyim yang sejak dahulu telah menjadikan Islam sebagai landasan berpikir 

dan geraknya dalam memikirkan kemerdekaan Indonesia, menjadikan pola pikir dan 

pola geraknya tersebut kembali dalam menyusun dasar negara. Sehingga, kita ketahui 

bahwa apa yang dipikirkan dan disusun oleh golongan Nasionalis Islam sehingga 

menjadi suatu dasar negara merupakan hasil pemikiran yang telah matang 

berdasarkan pengalaman intelektual dan pergerakan yang telah dilaluinya. 

Dalam Pancasila, Preambule, dan Undang-Undang Dasar terlihat pengaruh 

kuat pemikiran golongan Nasionalis Islam dalam mengkonsepsi dasar negara dan 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari menjadikan 

Islam sebagai dasar negara, semata-mata menjadikan Islam sebagai pandangan hidup 

bernegara yang diyakini oleh golongan Nasionalis Sekuler dapat mendatangkan 

keridhoan Allah swt., sebab negara yang diatur berdasarkan apa yang telah Allah swt 

titahkan dalam al-Quran dan berdasarkan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw..  

Maka, konsepsi pemikiran golongan Nasionalis Islam yang mempengaruhi 

lahirnya dasar negara, bersumber dari kepercayaan mereka akan keholistikan ajaran 

Islam yang tidak hanya mengatur permasalahan ibadah ritual saja, melainkan juga 

mengatur sendi-sendi bernegara. Golongan Nasionalis Islam percaya bahwa apa yang 

telah ditetapkan Allah swt. Dan dicontohkan oleh Rasulullah saw. Merupakan jalan 

hidup yang terdapat keberkahan di dalamnya, termasuk dalam mengurus negara yang 

diatur berdasarkan nilai-nilai ilahiyah dan berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh 

Rasulullah saw.  
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B. Pengaruh Pemikiran Golongan Nasionalis Sekuler terhadap Lahirnya Dasar 

Negara 

Golongan Nasionalis Sekuler yang menjabarkan konsep dasar negara yang 

dimulai dari kearifan masyarakat Nusantara, mengambil nilai-nilai dan ajaran Hindu-

Budha untuk menyusun dasar negara Indonesia. Berdasarkan kajian golongan 

Nasionalis Sekuler terhadap agama Islam, sebagaimana dalam pidato Soepomo 

meyakini Islam sebagai agama yang sempurna, akan tetapi tidak tepat dijadikan 

sebagai dasar negara dengan asumsi keberadaan agama yang lain. 

Secara eksplisit, golongan Nasionalis Sekuler menolak negara yang diatur 

oleh agama. Sebab, asumsi mereka terhadap agama berlatar belakang dari kegagalan 

gereja yang diintervensi oleh agama Kristen. Argumentasi penolakan golongan 

Nasionalis Sekuler terhadap dasar negara yang berlandaskan Islam. Timbul dari 

pendidikan dan ideologi yang dianutnya. Mereka yang menerima pendidikan dari 

barat yang bersentuhan langsung dengan ideologi seperti komunis, sosialis, dan 

liberal, serta interaksinya dengan buku-buku para pemikir barat mendulang 

kepercayaan penuh bahwa agama tidak layak disandingkan oleh agama. 

Selain karena faktor ideologi, alasan kepercayaan terhadap agama juga 

menjadi suatu sebab penolakan terhadap dasar negara yang bernafaskan Islam. 

Seperti Latuharhary yang menyatakan penolakannya secara tegas terhadap Sila 

Pertama Pancasila yang menyebutkan „dan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya‟, memberi penekanan tidak sepakat dengan argumentasi akan 

memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan Latuharhary 

yang disertai dengan emosionalitas dalam kajian teori abduksi mengasumsikan 
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penolakan tersebut sebagai fakta khusus yang menyebabkan terhapusnya tujuh suku 

kata dalam Sila Pertama.  

Sebab segala argumentasi golongan Nasionalis Sekuler dalam Sidang 

BPUPKI telah sampai pada titik kesepakatan dengan golongan Nasionalis Islam , 

akan tetapi perubahan dasar negara yang terjadi pada 18 Agustus 1945 menyiratkan 

suatu fakta tersembunyi akan peran golongan Nasionalis Sekuler dalam 

menghilangkan segala sesuatu yang mencirikan Islam dalam konstitusi  Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Namun, praduga tersebut hanya menjadi sebuah 

asumsi tidak berdasar tanpa adanya fakta yang menguatkan peristiwa setelah 

proklamasi. 

Walhasil, pemikiran golongan Nasionalis Sekuler dalam mempengaruhi 

lahirnya dasar negara tidak hanya didasarkan kepada intelektualitas atau pendidikan 

barat yang diperoleh oleh golongan Nasionalis Sekuler, akan tetapi kesadaran politis 

berdasarkan argumentasi ideologi yang membuatnya mempunyai alasan besar untuk 

memisahkan agama dalam mengatur negara, namun tidak melupakan agama sebagai 

kontrol sosial masyarakat demi terciptanya stabilitas negara. Dan pemikiran golongan 

Nasionalis Islam dalam merumuskan dasar negara hanya terlihat secara utuh pada 

saat persidangan BPUPKI berlangsung. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian historis dalam Bab II sebagai badan penelitian (Body) lalu 

ditarik ke dalam Bab III, IV, dan V sebagai hasil penelitian, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan :  

1. Landasan dan corak pemikiran golongan Nasionalis Islam dan Nasionalis 

Sekuler bersumber dari pemahaman berdasarkan latar belakang pendidikan, 

pergerakan dan interaksinya terhadap masing-masing Ideologi 

2. Perdebatan golongan Nasionalis Islam dan golongan Nasionalis Sekuler 

dalam sidang BPUPKI adalah adalah perdebatan tentang dasar negara 

apakah berlandaskan Islam ataukah memisahkan Islam dalam mengatur 

negara 

3. Pengaruh pemikiran golongan Nasionalis Islam dan golongan Nasionalis 

Sekuler terhadap lahirnya dasar negara terlihat dari perdebatan, struktur 

dasar negara dan undang-undang dasar yang merupakan hasil perdebatan 

dalam sidang BPUPKI. 

B. Implikasi Penelitian 

Memperhatikan bahwa penggunaan teori abduksi dan penggunaan pendekatan 

post positivisme dalam penelitian sejarah adalah suatu hal yang masih baru, serta 

eksperimen peneliti terhadap aposteriori yakni kredibilitas fakta sejarah berdasarkan 

kausalitas ilmiah yang melahirkan teori sejarah yang hilang (Invisible History), maka 

peneliti mengajukan beberapa rekomendasi berikut :  
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1. Teori abduksi yang digunakan peneliti dalam penulisan tesis dapat 

digunakan oleh peneliti sejarah untuk mengkaji seluruh fakta sejarah yang 

dianggap perlu sebagai alat untuk menganalisis fakta sejarah serta 

membedakan yang dimaksud dengan fakta umum dan fakta khusus. 

2. Pendekatan post positivisme yang tidak memisahkan antara subjek dan objek 

yang diteliti dapat memudahkan peneliti selanjutnya untuk mengetahui 

dampak dari fakta historis dengan realitas kekinian yang berpengaruh 

terhadap aspek kehidupan bermasyarakat. 

3. Invisible History adalah rumusan teori yang digagas oleh peneliti dengan 

menggunakan teori abduksi yang mencermati secara mendalam aposteriori 

sebuah realitas sejarah yang tidak pernah dikemukakan atau diulang-ulang 

sehingga menjadi fakta khusus yang selanjutnya hilang dan terabaikan. 

Maka peneliti selanjutnya dapat melanjutkan teori ini untuk menemukan 

keunikan serta kekurangannya. 
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