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ABSTRAK 

Nama  :  Arni 

Nim  :  402001188133 

Judul  : Ismail Raji al-Faruqi (Pengaruhnya Terhadap Islamisasi Sains di 

Malaysia Tahun 1921-1986 M) 

Salah satu tokoh intelektual Islam bernama Ismail Raji al-Faruqi yang 

memiliki minat dan prihatin atas kemunduran serta malaise (krisis) yang dialami 

umat Islam adalah Ismail Raji al-Faruqi. Beliau merupakan salah satu penggagas 

Islamisasi Sains sebagai respon atas dampak negatif yang dibawah Barat yang 

bertentangan dengan Islam. Beliau menganggap bahwa ilmu pengetahuan modern 

barat perlu diislamkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rumusan masalah, 

yaitu: 1. Latar belakang kehidupan Ismail Raji al-Faruqi. 2. Proses Islamisasi 

sains oleh Ismail Raji al-Faruqi. 3. Pengaruh Islamisasi sains Ismail Raji al-Faruqi 

Terhadap pembaharuan Islam di Malaysia. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan memperoleh sumber 

dari data pustaka seperti buku, jurnal, skripsi dan artikel yang dianggap  relevan 

dengan penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

yakni pendekatan sosiologi agama, pendekatan antropologi budaya, pendekatan 

teologis normatif dan pendekatan politik. Untuk mengkaji permasalahan tersebut, 

penulis menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan yaitu 

heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa; (1) Ismail Raji al-Faruqi adalah 

tokoh intelektual Islam asal Palestina yang hijrah ke Amerika dan mendapatkan 

pendidikan dari kecil sampai melanjutkan pendidikannya di tingkat tinggi 

Universitas luar negeri. (2) Gagasan islamisasi sains pertama kali dilontarkan 

pada saat pembentukan The International Institute Of Islamic Thought di Virginia 

tahun 1981 dan Islamabad pada 1982. Islamisasi sains merupakan integrasi wahyu 

dan akal yang berlandaskan tauhid melalui dua belas langkah  untuk 

menghilangkan malaise (krisis) global dan dualisme dalam Islam.(3) Pengaruh 

islamisasi sains Ismail Raji al-Faruqi dalam kehidupan politik Malaysia yaitu 

telah diterapkan nlai-nilai Islam dalam pemerintahan Malaysia. Pengaruhnya 

dalam pendidikan Malaysia yaitu pengintegrasian warisan Islam dan disiplin ilmu 

barat, pengajaran tamadun Islam, metode pengislaman ilmu (sains)  dan ide dua 

belas langkah proses pengislaman ilmu (sains) telah direalisasikan oleh menteri 

pendidikan Malaysia. 

Implikasi dari Islamisasi Sains oleh Ismail Raji al-Faruqi telah 

merealisasikan Islamisasi Sains dengan mendirikan kelompok studi Islam yang 

berlandaskan tauhid. Akibat Islamisasi Sains, pembaharuan Islam juga terjadi di 

Malaysia seperti  berdirinya sekolah dan universitas yang terintegrasi serta 

menghasilkan karya-karya ilmiah dan buku dalam reformasi ilmu pengetahuan.  
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Dari akhir abad ke-18 hingga abad ke-21, umat Islam mulai menyadari 

bahwa mereka tertinggal di dunia Barat. Kesadaran ini ditandai dengan 

munculnya peradaban baru yang jauh lebih tinggi dan mengancam. Kalaupun 

bangsa-bangsa Islam mulai membebaskan diri dari bangsa-bangsa Barat, hal ini 

belum tentu Islam sebagai negara adidaya karena bangsa-bangsa Barat lebih maju 

misalnya dalam bidang teknologi dan memberi mereka kekuatan untuk menguasai 

bangsa-bangsa Islam
1
. 

 Konsep pemikiran ilmiah yang dikembangkan di Barat memiliki mazhab 

yang terlepas dari pengetahuan agama Islam. Maka, cara pandang dan gagasan 

dalam proses penggunaannya juga bertentangan dengan wahyu. Pandangan Barat 

tentang ilmu umum yang berkembang selama ini didasarkan pada pandangan 

filosofis para sekularis, empiris, ateis, materialis, hedonis dan rasionalis
2
 serta 

Sangat sulit untuk masuk ke bidang studi Islam. Berbeda dengan dunia Islam yang  

hanya bertumpu pada ilmu agama Islam di era modern yaitu masa ketika ilmu 

pengetahuan berkembang pesat dibawah bimbingan orang barat, serta menghadapi 

masalah terkait tantangan zaman ketika umat Islam masih terbatas pada 

pengetahuan modern. sehingga sulit bagi pemeluk Islam untuk menghadapi 

tantangan zaman
3
. 

                                                           

1 Muhammad Amin, "Kemunduran dan Kehancuran Dinasti Abbasiyah Serta dampaknya 

terhadap Dunia Islam Kontemporer", Tesis (UIN Raden Fatah Palembang, 2016), h. 13. 
2 Arif Budi Raharjo, „Islamisasi Pengetahuan: Ide Kependidikan Islam Ismail Raji Al-

Faruqi‟, Jurnal Afkaruna, III No 2 (2005), h 3. 
3H Abuddin Nata, Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum (Jakarta: Rajawali press, 2005), 

h. 6. 
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Dalam Al-Qur'an  juga menjelaskan bahwa sains penting bagi kehidupan 

manusia, karena orang yang berilmu memperoleh status. Jadi kita tahu betapa 

pentingnya belajar karna Kemajuan ilmu pengetahuan merupakan salah satu tolak 

ukur kemajuan bangsa Seperti firman Allah Swt, QS. AL-Mujadilah /58 : 11 

ُ اٌ لهذِ ينَِ ءَ ا مَنوُ اْ مِنكُمْ وَ اٌ لهذِ ينَِ أُ و توُ اْ اٌ لْمِلْمَ دَ رَجَت  يزَْ فعَِ  اٌ للَّه       

Terjemahnya:  

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat
4
 . 

Dalam hal ini, para pemimpin keilmuwan seperti intelektual Islam, 

memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan 

guna merespon perkembangan zaman yang selalu dinamis. Dalam pengembangan 

ilmu keislaman, pertama-tama kita mereformasi rencana pendidikan kita, karena 

tidak terlepas dari lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai tempat dan akar 

penelitian ilmu pengetahuan alam. sejak abad ke 20, usaha dalam 

mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum  mulai diperkenalkan yang dalam 

kalangan pemikir muslim menyebutnya sebagai Islamisasi ilmu pengetahuan 

(sains)
5
. Islamisasi sains telah diupayakan dan direncanakan sebelumnya seperti 

pertemuan strategi pendidikan Islam dan kebutuhan pembaharuan dan reformasi 

kurikulum. 

Dalam pembaruan pendidikan Islam, banyak tokoh yang telah memberikan 

kontribusi terhadap perlunya reformasi pendidikan di dunia Islam. Salah satu 

tokoh yang berpengaruh adalah Ismail Raji al-Faruqi. Beliau memiliki minat yang 

besar terhadap Islam dan juga merupakan penggagas Islamisasi Sains. Ide-ide 

                                                           
4 Depag RI, Alqur’an dan Terjemahan (Jakarta: Pustaka Agung Harpan, 2006), h. 8. 
5 Moeflich Hasbullah, Gagasan dan Perdebatan Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Wacana 

Dekonstruksi Modernitas dan Rekonstruksi Alternatif Sains Islam Dalam Millenium Ketiga 

(Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), h. 17-18. 
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Ismail Raji al-Faruqi telah menyebar ke berbagai negara dan banyak pemikir 

Islam terkemuka telah menerapkan dan menggunakan ide-ide Ismail Raji al-

Faruqi. Menurut Ismail Raji al-Faruqi, sistem pendidikan Islam dicetak pada 

karikatur Barat dan karena itu dianggap sebagai inti dari kelelahan dan 

penderitaan rakyat. Ia mengkritik ilmu pengetahuan Barat yang berkembang saat 

ini sebagai sesuatu yang terpisah dari nilai-nilai spiritual
6
. Oleh karena itu, 

menurutnya Islamisasi Sains merupakan bentuk upaya yang harus dilakukan 

untuk mengislamkan ilmu pengetahuan dengan memandang ajaran tauhid sebagai 

ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits mutlak dari Allah. 

Ismail Raji al-Faruqi mengatakan bahwa Islamisasi Sains adalah pusat dari 

visinya. Oleh karena itu, konsep Islamisasi Sains yang dikemukakan oleh Ismail 

Raji al-Faruqi adalah proses membawa ruh atau ruh keislaman kepada ilmu 

pengetahuan modern dengan terlebih dahulu mengetahui dasar ilmunya, kemudian 

nilai keislamannya. Karena itu, dalam hal ini diperlukan untuk mempelajari ilmu 

pengetahuan Islam dan ilmu pengetahuan modern sebagai langkah penting dalam 

memajukan dunia Islam
7
. 

Selain munculnya gagasan ilmu keislaman, juga menjadi perdebatan besar 

di kalangan intelektual Islam sejak tahun 1970-an. Selain Ismail Raji al-Faruqi, 

banyak cendekiawan Muslim yang membicarakannya, namun tidak membahas 

detail dan kedalaman konsep serta kerangka keilmuan Islam. Seperti Syed Husein 

Nasr, Fazlur Rahman dan Jaafar Sheikh Idris. Hal ini berbeda dengan gagasan 

Islamisasi Sains yang diusung Ismail Raji al-Faruqi bahwa Islamisasi merupakan 

upaya untuk mendefinisikan kembali, merelokasi, memikirkan kembali diskusi 

                                                           
6 Abu Muhammad Iqbal, Pemikiran Pendidikan Islam: Gagasan-Gagasan Besar Para 

Ilmuwan Muslim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 635. 
7 Ismail Raji al-Faruqi, Islamization of Knowledge, Terj. Anas Mahyuddin, Islamisasi 

Ilmu Pengetahuan (Bandung: Pustaka, 1984), h. 33. 
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dan rasionalisasi terkait data, menilai kembali kesimpulan dan interpretasi, 

prediksi ulang tujuan dan melakukan semua ini sedemikian rupa sehingga semua 

bidang ini memperkaya wawasan Islam dan memberi manfaat bagi penyebabnya
8
. 

Merekonstruksi seluruh pengetahuan manusia dari sudut pandang Islam 

bukanlah tugas yang mudah yang dihadapi para intelektual dan pemimpin Islam 

saat ini. Oleh karena itu, dalam rangka memperluas konsep Islamisasi Sains, 

Ismail Raji al-Faruqi memperkenalkan prinsip-prinsip tauhid sebagai kerangka 

pemikiran, metodologi dan pandangan hidup Islam. Prinsip tauhid dikembangkan 

oleh Ismail Raji al-Faruqi dalam lima jenis penyatuan: penyatuan Tuhan, 

penyatuan ciptaan, penyatuan kebenaran dan pengetahuan, penyatuan kehidupan 

dan penyatuan umat manusia
9
. 

Ismail Raji al-Faruqi tidak hanya sebagai inisiator dalam Islamisasi Sains, 

tetapi juga bekerja untuk mewujudkan cita-cita Islamisasi Sains, khususnya di 

Malaysia. Ismail Raji al-Faruqi juga telah diidentifikasi di banyak negara dan 

menaruh perhatian besar pada isu mayoritas Islam dan krisis pengetahuan di balik 

isu tersebut. Salah satu negara yang telah dipengaruhi oleh Ismail Raji al-Faruqi 

sejak gagasan Islamisasi Sains dimulai adalah Malaysia. Ismail Raji al-Faruqi 

merupakan  seorang intelektual dengan gagasan besar Islamisasi Sains khususnya 

di Malaysia yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembaharuan Islam baik 

dalam kehidupan politik dan pembangunan Pendidikan Malaysia. Meskipun ia 

memiliki pengaruh yang cukup besar, kontribusi dan ide-idenya terkait dengan 

Islamisasi Sains saat ini kurang dikenal dan jarang diterapkan oleh sebagian besar 

masyarakat luas. 

                                                           
8 Ismail Raji al-Faruqi, Islamization of Knowledge, Terj. Anas Mahyuddin, Islamisasi 

Ilmu Pengetahuan (Bandung: Pustaka, 1984), h. 38-39. 
9 Ismail Raji al-Faruqi, Tawhid: Its Implications for Thought and Life, Terj. Rahmani 

Astuti,  Tauhid (Bandung: Pustaka, 1988), h. 40-41. 



5 
 

 
 
 

Atas dasar hal tersebut di atas, gagasan Islamisasi Sains oleh Ismail Raji 

al-Faruqi adalah fenomena modern dan menarik untuk menggali lebih lanjut 

mengenai "Islamisasi sains Ismail Raji al-Faruqi dan pengaruhnya terhadap 

Pembaharuan Islam di Malaysia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, maka penulis membatasi 

persoalan menjadi tiga permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah latar belakang kehidupan  Ismail Raji al-Faruqi? 

2. Bagaimanakah proses Islamisasi Sains oleh Ismail Raji  al-Faruqi? 

3. Bagaimanakah pengaruh Islamisasi Sains Ismail Raji al-Faruqi terhadap 

Pembaharuan Islam di Malaysia? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian  

 Fokus penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh Islamisasi Sains Ismail 

Raji al-Faruqi terhadap pembaharuan Islam di Malaysia. Penelusuran tersebut 

menggunakan tinjauan historis yang penulis gunakan dalam penelitian ini. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

 Ada tiga hal yang perlu dilakukan sebelum melihat pengembangan Islam 

di Malaysia sebagai akibat dari Islamisasi Sains oleh Ismail Raji al-Faruqi. 

 Pertama, penulis ingin melihat latar belakang kehidupan Ismail Raji al-

Faruqi, sehingga  terlebih dahulu penulis meninjau riwayat hidup Ismail Raji al-

Faruqi baik menyangkut kelahiran, pendidikan, karya-karyanya dan segala hal 

yang memengaruhi karakter dan pemikirannya serta kematian Ismail Raji al-

Faruqi. 
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Kedua, penulis meninjau tentang bagaimana proses  Islamisasi Sains oleh 

Ismail Raji al-Faruqi. Penulis menyikapi hal ini mulai dari Konsep dasar 

Islamisasi Sains, Akar pemikiran serta Konstruksi dan Diseminasi Islamisasi 

Sains. 

Ketiga, penulis akan mengkaji pengaruh Islamisasi Sains oleh Ismail Raji 

al-Faruqi terhadap pembaharuan Islam di Malaysia, seperti pengaruhnya dari segi 

kehidupan politik dan pendidikan di Malaysia dan diharapkan dapat memberikan 

jawaban atas fokus penelitian penulis yaitu pengaruh  Islamisasi Sains Ismail Raji 

al-Faruqi terhadap  pembaharuan Islam di Malaysia. 

Mencermati penjelasan di atas, maka ruang lingkup pembahasan hanya 

terfokus pada pengaruh Islamisasi sains Ismail Raji al-Faruqi terhadap 

pembaharuan Islam di Malaysia. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

memahami arti dari judul-judul di atas, maka penulis menjelaskannya. Ismail Raji 

al-Faruqi adalah salah satu intelektual Islam dan sangat peduli terhadap Islam 

yang berada dalam posisi ketertinggalan. Sehingga upayanya untuk membangun 

kembali Islam khususnya di Malaysia dapat diwujudkan dengan gagasan 

Islamisasi sains. 

D.  Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah upaya untuk menampilkan sumber-sumber yang 

terkait dengan judul karya ini, serta menelusuri deskripsi masalah yang dipilih 

untuk melihat apakah masalah yang dipilih telah diselidiki. Pencarian bibliografi 

juga merupakan upaya untuk menampilkan item terkait. Dalam judul skripsi ini, 

penulis akan secara bersamaan melacak catatan masalah yang dipilih untuk 

melihat apakah masalah yang dipilih diselidiki, membantu dalam penulisan, 

menemukan data untuk perbandingan dan menulis data yang diselidiki untuk 

membuat data yang disurvei lebih jelas. 



7 
 

 
 
 

Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan judul diatas yaitu : 

1. Skripsi Muaiyada, mahasiswi Fakultas Pemikiran Islam UIN Sunan Ampel 

Surabaya (2016). Judul karya: "Pemikiran tentang Islamisasi Sains 

menurut Ismail Raji al-Faruqi". Fokus penelitian ini adalah untuk 

memperjelas latar belakang Islamisasi sains, khususnya bagi umat Islam. 

Hasil penelitiannya adalah bahwa pengaruh penting Barat telah 

mengejutkan masyarakat Islam mulai dari pendidikan, budaya dan 

teknologi yang berkembang sangat pesat di seluruh dunia. Masyarakat 

muslim banyak yang taqlid dengan hal itu semua tanpa memikirkan apa 

dampak kedepannya. Apalagi dengan sikap seperti di zaman modern yang 

kapitalis semakin merajalela, sekularisme dan westernisasi di kalangan 

masyarakat muslim pada khususnya, merupakan Sikap yang menjauhkan 

umat Islam dari dunia spiritual. Dia mengubah pikiran orang menjadi 

pikiran sekuler, tidak memikirkan masa depan tetapi hanya kesenangan 

duniawi. Oleh karena itu, munculnya ide Islamisasi sains yang diusung 

oleh Ismail Raji al-Faruqi dikatakan dapat meningkatkan semangat 

keislaman dalam pengembangan ilmu tauhid. Pengetahuan apa pun yang 

kita miliki di hadapan kita, apa pun yang kita pelajari, apakah itu studi 

agama atau ilmu pasti, namun kita tidak melakukan apa pun untuk 

melanggar aturan agama
10

. 

2. Skripsi Urifah, Wina Khusnul. Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, 

Jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2010. Judul Skripsi : “Konsep 

Islamisasi Sains oleh Syed Naquib al-Attas dan Ismail Raji al-Faruqi 

(Studi Banding)”. Fokus penelitian yaitu Bagaimana  konsep serta 

                                                           
10 Muaiyada Muaiyada, "Pemikiran Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Ismail Raji Al 

Faruqi", Skripsi (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016). 
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persamaan dan perbedaan Islamisasi sains menurut pemikiran Syed 

Muhammad Naquib al-Attas dan  Ismail Raji al-faruqi ? Hasil penelitian 

yaitu Gagasan Syed Muhammad Naquid al-Attas yang meyakini bahwa 

ilmu tidak sia-sia, serta konsep ilmu perlu didasarkan pada metode 

ketauhidan dan meyakini  bahwa penyebab semua masalah umat adalah 

sistem pendidikan modern. Syed Muhammad Naquib al-Attas meyakini 

bahwa Islamisasi sains adalah solusi untuk mengatasi permasalahan umat. 

Syed Muhammad Naquib al-Attas mengutamakan isu Islamisasi sains 

dalam program Islamisasi sains dan membatasinya pada ilmu modern. 

Islamisasi Sains dengan gagasan Ismail Raji al-Faruqi yaitu sebagaimana 

dikatakan Syed Muhammad Naquib al-Attas yaitu ilmu tidak sia-sia. 

Ismail Raji al-Faruqi juga meyakini  konsep ilmu harus berlandaskan 

tauhid dan penyebab masalah setiap orang adalah sistem pendidikan, 

Terutama Ilmu pengetahuan modern. Ismail Raji al-Faruqi lebih 

Mengutamakan obyek Islamisasi sains dan berpendapat bahwa semua 

sains harus diislamkan dan merumuskan dua belas program Islamisasi 

ilmu (sains)
11

. 

3. Skripsi Solikin, Muhammad. Mahasiswa Fakultas Perbandingan Agama 

Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2008. Judul skripsi: 

“Integrasi Sains dan Agama menurut Ismail Raji al-Faruqi dan 

Kuntwijoyo (Studi Banding)”. Masalah pokok yaitu bagaimana sains dan 

agama pada Ismail Raji al-Faruqi dan Kuntowijoyo serta perbedaan dan 

persamaan konsep integrasi sains dan agama dari kedua tokoh. Hasil 

Penelitian yaitu Konsep integrasi sains dan agama Ismail Raji al-Faruqi 

                                                           
11 Wina Khusnul Urifah, "Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan menurut Syed Naquib  

Al-Attas dan Ismail Raji Al-Faruqi: Studi Perbandingan", Skripsi (UIN Sunan Ampel Surabaya, 

2010). 
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yaitu Islamisasi sains bergerak dari konteks ke teks. Model integrasi sains-

agama Ismail Raji al-Faruqi meniru model IFIAS dan konsep integrasi 

sains-agama Kuntwijoyo menafsirkan sains kontekstual objektif. Model 

Kuntwijoyo yang memadukan sains dan agama mirip dengan model 

Tetradik
12

. 

4. Skripsi Az Zahroh, Nur Afifah. Tahun 2018, mahasiswa Fakultas 

Pendidikan agama Islam IAIN Ponorogo dengan judul skripsi: “Hubungan 

Konsep Islamisasi Sains Ismail Raji al-Faruqi dengan Tujuan Pendidikan 

Islam”. Definisi masalah yaitu Bagaimana konsep Islamisasi Sains Ismail 

Raji al-Faruqi dan relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam. Hasil 

Penelitian yaitu Konsep Islamisasi sains Ismail Raji al-Faruqi untuk 

mengembalikan kondisi umat Islam yang mundur akibat malaise dengan 

berlandaskan  tauhid meliputi prinsip-prinsip seperti keesaan Allah, 

kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan pengetahuan, penyatuan 

hidup dan penyatuan umat manusia melalui 12 langkah aktif, sehingga 

tidak ada dikotomi akibat sekularisasi.  Kaitan antara konsep pendidikan 

jasmani dengan Islamisasi sains adalah pembentukan manusia yang unggul 

dan sehat jasmani. Hubungannya dengan Pendidikan akal adalah 

pembentukan intelektual terletak pada pembentukan orang-orang berilmu 

yang tidak memisahkan wahyu dan akal. Kaitannya dengan pendidikan 

moral adalah pengembangan manusia tauhid yang utuh
13

. 

5. Skripsi Mustofiah Noraini. Mahasiswa Fakultas Adab Universitas Islam 

Sultan Agung  Semarang tahun 2018. Judul skripsi: “Studi tentang Konsep 

Islamisasi Sains oleh Naquib Alatas dan Ismail Raji al-Faruqi."  

                                                           
12 Muhammad Solikin, "Integrasi Ilmu dan Agama menurut Ismail Raji Al-faruqi  dan 

Kuntowijoyo (Studi Perbandingan)", Skripsi (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008). 
13 Nur Afifah Az Zahroh, "Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan menurut Ismail Raji Al-

Faruqi dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam", Skripsi (IAIN Ponorogo, 2018). 
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Masalah pokok ini adalah untuk menemukan konsep Islamisasi sains oleh 

Syed Naquib Alatas dan Ismail Raji al-Faruqi serta menemukan persamaan 

dan perbedaan pemikiran Naquib Alatas dan Ismail Raji al-Faruqi. Hasil 

penelitian yaitu Syed Naquib Alatas menawarkan dua opsi dalam 

melakukan Islamisasi Sains. Pertama dengan melakukan pemisahan 

konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. 

Kedua, dengan memasukkan konsep kunci Islam ke dalam setiap cabang 

ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Dalam hal ini  Ismail Raji al-

Faruqi juga menawarkan  konsep dalam melakukan Islamisasi sains yakni 

tauhid, integrasi kebenaran Islam dan ilmu pengetahuan serta ayatisasi 

atau pemberian ayat-ayat terhadap ilmu pengetahuan
14

. 

Setelah mengklasifikasikan penelitian sebelumnya berdasarkan uraian di 

atas yang disertakan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara 

penelitian sebelumnya dan saat ini adalah penelitian yang dibahas disini tentang 

pengaruh Islamisasi sains Ismail Raji al-Faruqi terhadap pembaharuan Islam di 

Malaysia sementara penelitian terdahulu hanya membahas tentang Islamisasi sains 

menurut Ismail Raji al-Faruqi. Maka penelitian ini memenuhi syarat untuk 

dilanjutkan atas pertimbangan  luasnya jangkauannya. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang berkaitan dengan 

kejadian masa lampau yang digunakan untuk mendapatkan informasi data dari 

segi historisnya. Penelitian   ini disusun berdasarkan sumber kepustakaan (library 

research) yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur-

                                                           
14 Noraini Mustofiah, "Studi Terhadap Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan menurut 

Naquib  Alatas dan Ismail Raji Al-faruqi", Skripsi (Universitas Islam Sultan Agung, 2018). 
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literatur atau bahan-bahan pustaka berupa buku, jurnal, media elektronik maupun 

sumber-sumber ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penulisan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan Sosiologi Agama 

Sosiologi adalah studi tentang kehidupan yang terhubung dalam 

masyarakat dan memeriksa koneksi yang mendefinisikan kehidupan manusia
15

. 

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menarik perhatian pada pola-pola 

perkembangan yang muncul dalam masyarakat. Terkait dengan perilaku, tradisi, 

kepercayaan, bahasa dan interaksi sosial. Pendekatan sosiologi agama adalah 

pendekatan tentang interelasi antara agama dan masyarakat. Pendekatan ini 

dilakukan untuk mengetahui aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat 

pemeluk agama sebagai akibat dari interaksi antar anggota dan antar masyarakat 

pemeluk agama lain. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

dorongan, gagasan dan kekuatan sosial bisa mempengaruhi masyarakat.
16

  

b. Pendekatan Antropologi Budaya 

Dalam kaitannya dengan sejarah, Pendekatan antropologi budaya lebih 

dispesifikasian pada kajian ini, karena keduanya mengambil manusia sebagai 

objeknya serta menggambarkan kehidupan manusia dan masyarakat masa lampau, 

maka gambaran itu mencakup unsur kebudayaannya. Pendekatan antropologi 

budaya ini mengkaji adat istiadat manusia dan tingkah lakunya dengan 

merekontruksi asal-usul, perkembangan, penyebaran serta berbagai kontak antar 

budaya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Pendekatan ini dilakukan dengan 

cara melakukan penafsiran tata cara kehidupan manusia dalam lingkungannya 

pada masa lampau sehingga dapat diperoleh gambaran tentang hal-hal yang 

                                                           
15 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 38. 
16 Zulfi Mubaraq, Sosiologi Agama (UIN Maliki Press, 2010), h 34. 
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mempengaruhi perilaku tokoh, status, gaya hidup, sistem kepercayaan yang 

mendasari pola hidupnya. Selain itu pendekatan ini juga untuk mengetahui prinsip 

dasar kebudayaan tokoh pada masa dulu yang masih hidup dalam tataran waktu 

kekinian
17

. Namun ada juga unsur budaya yang berhubungan dengan agama. 

Melalui pendekatan antropologi ini, hubungan antara agama dan berbagai masalah 

dalam kehidupan manusia menjadi jelas. Dengan demikian, agama juga tampak 

akrab dan berfungsi dalam berbagai fenomena dalam kehidupan manusia
18

. 

c. Pendekatan Teologis Normatif 

Pendekatan religi bersumber dari Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber 

informasi utama keberadaan tauhid, syariat dan nilai-nilai moral. Dengan 

pendekatan ini juga ditemukannya kepercayaan yang berkembang sebagai cara 

hidup dalam masyarakat. Sehingga dengan pendekatan ini, dapat memberi 

gambaran bagaimana kepercayaan dalam lingkungan tersebut bisa mempengaruhi 

tokoh yang diteliti. 

d. Pendekatan Politik 

Pendekatan politik adalah pendekatan untuk menjelaskan fenomena 

sejarah yang menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, peran politisi 

dan peristiwa besar, hierarki sosial, konflik kekuasaan dan banyak lagi
19

. 

Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran bagaiamana kehidupan 

politik tokoh semasa hidupnya yang bisa saja mempengaruhi pemikiran dan 

perilaku tokoh.  

 
 
 

                                                           
17 Rusydi Sulaiman, Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2014), h 61. 
18 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 39. 
19 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah (Yogyakarta: 

Ombak, 2014), h. 4. 
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3. Langkah-Langkah Penelitian 

a. Metode Heuristik 

Metode ini merupakan langkah awal dalam sejarah untuk mencari dan 

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber penelitian sejarah 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan menyajikannya dalam bentuk 

sejarah ilmiah
20

. Dalam hal ini, penulis memperoleh dan mengumpulkan sumber-

sumber berupa tulisan dari berbagai literatur berupa buku-buku yang berkaitan 

dengan Ismail Raji al-Faruqi dan juga mengenai Islamisasi Sains dan data lain 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini akan 

menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. 

Dalam penulisan ini sumber primer yang digunakan berupa tulisan yaitu 

buku Islamization of Knowledge: The General Principles and the Work plan dan 

buku Tawhid: Its Implications for Thought and Life Karya Ismail Raji al-Faruqi. 

Dalam buku edisi cetak yang dapat diakses online, Penulis mendapatkan buku 

primer dengan judul Islamization of Knowledge: The General Principles and the 

Work plan Karya Ismail Raji al-Faruqi yang menggunakan bahasa Inggris. 

Dikarenakan kurang menguasai bahasa Inggris, penulis membeli buku 

Islamization of Knowledge karya Ismail Raji al-Faruqi yang sudah diterjemahkan 

kedalam bahasa Indonesia untuk membantu dalam mengetahui  isi buku. Dalam 

buku tersebut membahas tentang Islamisasi Sains sebagai usaha dalam 

memberikan definisi baru , mengatur data-data, mengevaluasi kembali 

kesimpulan-kesimpulan, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan dan melakukan 

semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin tersebut memperkaya 

wawasan Islam dan bermanfaat bagi cause (cita-cita) Islam
21

. 

                                                           
20 Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2007), h 29. 
21 Budi Handrianto, Islamisasi Ilmu Pengetahuan Dalam Filsafat Ilmu Perspektif Barat 

dan Islam, ed. by Adian Husaini (Jakarta: Gema Insani, 2013), h 34. 
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Selain buku terjemahan Islamization of Knowledge, penulis juga 

menggunakan buku Tawhid: Its Implications for Thought and Life karya Ismail 

Raji al-Faruqi sebagai sumber primer. Penulis menggunakan buku Tawhid: Its 

Implications for Thought and Life yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa 

Indonesia untuk membantu penulis dalam mengetahui isi buku. Di dalam buku ini 

juga dijelaskan tentang tauhid sebagai prinsip penentu pertama dalam Islam, 

kebudayaan,  sains dan memberikan identitas pada peradaban Islam. 

Disamping sumber primer, peneliti juga menggunakan sumber sekunder. 

Sumber sekunder merupakan sumber yang ditulis atau dihasilkan dari orang-orang 

yang bukan pelaku atau bukan saksi mata dalam peristiwa sejarah. Sumber 

sekunder yang digunakan penulis adalah menggunakan buku-buku terkait Ismail 

Raji al-Faruqi. Dalam mencari berbagai sumber tersebut penulis mendapatkan 

buku tersebut dibeberapa tempat seperti Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, 

tokoh buku Gramedia yaitu buku John L. Esposito- John O Voll, Tokoh-tokoh 

Kunci Gerakan Islam Kontemporer, Muhammad Shafiq, Mendidik Generasi Baru 

Muslim dan Buku lainnya. Serta informasi dari internet yang berupa artikel, jurnal 

dan Ebook sebagai sumber penunjang lainnya 

b. Kritik Sumber 

Kritik sumber adalah dengan cara mengecek kembali kebenaran sumber 

itu melalui dua cara yaitu: 

 1)   Kritik Internal: Dengan melihat apakah sumber-sumber itu baik dan 

berharga   sehubungan dengan tulisan yang dibahas. Kritik internal 

dilakukan dengan menganalisis dan menjelaskan apa yang terkandung 

dalam data yang diperoleh. Fokus kritik internal ini adalah pada buku-
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buku yang berkaitan dengan  Ismail Raji al-Faruqi dalam pembaharuan 

Islam.  

      2)  Kritik Eksternal: Menyelidiki sumber yang berkaitan dengan penulisan dan  

situasi  penulis saat ini serta memeriksa kedekatan penulis dengan buku 

untuk mengetahui orisinalitas data. Sumber yang digunakan sebagai bahan 

referensi telah menjadi bahan kritik eksternal
22

. 

c.  Interpretasi atau Penafsiran 

 Interpretasi atau Analisis itu sendiri memiliki arti penjelasan. Fase ini 

penting karena merupakan upaya untuk menangkap peristiwa sejarah secara 

kronologis untuk menciptakan struktur sejarah yang dapat dijelaskan. Interpretasi 

diharapkan dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang ada dengan 

menganalisis dan menginterpretasikan hal-hal terkait pembahasan yang terdapat 

dalam referensi. Bukti fakta sejarah tidak dapat menjelaskan apapun tanpa 

interpretasi manusia. Pada fase ini, penulis menganalisis sumber data yang 

divalidasi pada topik tertentu. Jika permasalahan yang sama namun memiliki data 

yang berbeda, penulis membandingkannya di antara data yang satu dengan data 

lain untuk melihat mana yang lebih dekat dengan kebenaran
23

. Penulis mencoba 

mengorganisasikan data berdasarkan tema-tema yang dibuat dan kemudian 

didapat kesimpulan. 

d. Historiografi atau Penulisan 

Tahap ini adalah tahap akhir dari penelitian dengan menghubungkan  

peristiwa yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah rangkaian 

sejarah. Tahap ini merupakan penyajian hasil penelitian dari data yang diperoleh 

ke dalam bentuk penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah 

                                                           
22 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta: Ombak, 

2011), h 105. 
23Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, h 111. 
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yang telah dilakukan sebagai penulisan sejarah
24

. Penulis berusaha menyajikan 

penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika yang telah disajikan. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan permasalahan yang penulis tetapkan, maka 

adapun tujuan dalam penelitian yaitu: 

a. Untuk mengetahui latar belakang kehidupan Ismail Raji al-Faruqi 

b. Untuk mengetahui proses islamisasi sains oleh Ismail Raji al-Faruqi 

c. Untuk mengetahui pengaruh  islamisasi sains Ismail Raji al-Faruqi 

terhadap pembaharuan Islam di Malaysia 

2. Kegunaan Penelitian 

     a. Hasil penelitian ini diharapkan membawa manfaat teoritis, praktis dan 

akademis  Sebagai salah satu sumbangan khazanah keilmuwan, khususnya 

di Fakultas Adab dan Humaniora Prodi Sejarah Peradaban Islam. 

b. Dapat dijadikan pijakan untuk mengembangkan kajian berikutnya  

(development research) 

c. Sebagai bahan informasi untuk mengembangkan kajian mahasiswa 

Muslim yang sadar dan peduli tentang pentingnya kemajuan ilmu 

pengetahuan di dunia Islam. 

 

 

                                                           
24 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, h  113. 
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BAB II 

LATAR BELAKANG KEHIDUPAN ISMAIL RAJI AL-FARUQI 

 

A. Kehidupan Ismail Raji al-Faruqi 

  Ismail Raji al-Faruqi lahir di Jaffa (Palestina) pada tanggal 1 Januari 1921 

dan meninggal pada tanggal 27 Mei 1986
1
 . Ayahnya bernama Abdul al-Huda al-

Faruqi, beliau adalah seorang hakim Islam dan ulama terkenal yang sangat taat 

kepada agamanya. Keluarganya terdiri atas kelompok bangsawan yang disegani 

dan dihormati di Jaffa. Jalan hidup Ismail Raji al-Faruqi cukup sulit dan dinamis. 

Migrasi geografis, sosial dan pendidikan menjadi selimut panjang perjalanan 

beliau. Ismail Raji al-Faruqi lahir di Palestina dengan suasana tenang dan damai 

berlaku di negara itu. Saat itu Palestina masih begitu harmonis di bawah 

kekuasaan Arab. 

Beliau hanya merasakan kegembiraan, keamanan dan kebahagiaan tinggal 

di Palestina selama empat tahun. Pendudukan Yahudi di daerah tempat Ismail Raji 

al-Faruqi dilahirkan  membuat situasi menjadi tidak menguntungkan. Karena 

Palestina jatuh ke tangan rezim Israel pada tahun 1924. Untuk mencari 

keselamatan, Ismail Raji al-Faruqi dan keluarganya pindah ke Lebanon pada 

tahun yang sama. Kepindahan keluarganya ke Lebanon membuka babak baru 

dalam hidupnya dan ia mulai mengenyam pendidikan formal di sana. Ketika 

negara Palestina dideklarasikan Israel pada tahun 1948 dan dianggap sebagai 

negara. Ismail Raji al-Faruqi merasakan peluang untuk beliau kembali ke tanah 

kelahirannya sangat tipis. Oleh karena yang demikian, beliau telah mengambil 

keputusan dengan berhijrah meninggalkan Palestina menuju Amerika disamping 

                                                           
1 Ramayulis dan Syamsul Nizar, Ensiklopedia Tokoh Pendidikan Islam , Mengenal Tokoh 

Pendidikan Islam di Dunia Islam dan di Indonesia (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), h 107. 
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memenuhi cita-citanya melanjutkan pelajarannya diperingkat sarjana pada tahun 

1948
2
. Tidak hanya melihat peluang kerja dan  dakwah, ia juga memiliki 

kualifikasi akademik dan mengambil keputusan untuk menetap di Amerika 

Serikat (1948-1986). 

 Ketika Ismail Raji al-Faruqi melakukan perjalanan ke negeri Paman Sam, 

ia tidak hanya dikejutkan oleh penindasan Yahudi terhadap Palestina, tetapi juga 

sangat kecewa dengan sistem perjuangan umat Islam yang mengutamakan 

kelompoknya dan tidak bersatu
3
. Kelompok-kelompok tersebut antara lain 

Palestine Liberation Organisation (PLO), Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah 

( HAMAS) dan lain-lain. 

B. Latar Pendidikan Ismail Raji al-Faruqi 

Pendidikan pada awalnya terfokus pada agama. Pada usia empat tahun ia 

mulai belajar di rumah ayahnya. Pada saat yang sama ia belajar mengaji di masjid 

dekat rumahnya. Semua pembelajaran yang diadopsi adalah Halaqa tradisional. 

Ketika dia berusia enam tahun, ayahnya mengirimnya untuk belajar di French 

Dominican College Des Frese (Saint Joseph), sebuah sekolah berbahasa Prancis 

yang didanai oleh Gereja Katolik Roma di Lebanon dari tahun 1926 hingga 1936. 

Di sekolah ia menunjukkan kecerdasannya, seperti penguasaan bahasa Arab, 

Prancis, dan Inggris. Setelah lulus SMA pada tahun 1936 Ia kemudian 

melanjutkan pendidikan tingginya di College of Arts and Science, American 

University Beirut   dimana dia belajar filsafat dan lulus pada tahun 1941 dengan 

gelar Bachelor of Arts (BA)
4
.  

                                                           
2 Muhammad Shafiq, Mendidik Generasi Baru Muslim Terj. Suhadi (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2000), h 15-16. 
3 Patrick Bannerman, Islam in Perspective; a Guide to Islamic Society, Politic and Law, 

al-qiyam 1, no. 3  (London, 1989), h 94 . 
4 Herry Mohammad, Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20 (Jakarta: Gema 

Insani, 2006), h 209. 
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Ijazah sekolah menengah dari negara-negara Arab dianggap tidak cukup 

baginya. Maka ia pindah ke Amerika Serikat dan mendaftar di Indiana University 

Bloomington, berhasil meraih gelar sarjana sastra pada tahun 1948. Tahun 

berikutnya ia berhasil memperoleh gelar sarjana filsafat dari universitas yang 

sama. Setelah menerima gelar sarjana pertamanya dari Universitas Indiana, beliau 

masih belum puas dalam tugasnya untuk menimba ilmu. Itu sebabnya dia juga 

mendaftar di Universitas Harvard di Amerika Serikat untuk mendapatkan gelar 

sarjana kedua. Agar permintaannya tidak mengecewakan, Universitas Harvard 

menganugerahinya gelar sarjana filsafat pada tahun 1951. Kemudian thesisnya 

berjudul “Justyfing the Good:Metaphysics and Epistemology of Value" dijadikan  

oleh Universitas Harvard pada bulan September 1952 dan memperoleh gelar 

Doctor of Philosophy (Ph.D). Pada tahun yang sama, Universitas Indiana 

memberikan disertasinya gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) di Amerika Serikat. 

  Belajar Studi Modern dalam Filsafat Barat di Universitas Indiana dan 

Universitas Harvard, Amerika tidak cukup untuk memuaskannya. Melihat reputasi 

Universitas Al-Azhar Mesir yang masih menjunjung tinggi cara-cara tradisional, 

memenuhi hatinya untuk belajar dan meneliti di sana. Mimpinya menjadi 

kenyataan dan dia diterima di universitas tersebut untuk penelitian dan studi dari 

tahun 1954-1958
5
. 

Setelah itu beliau kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1959
6
. Dia 

mendaftar untuk mendapatkan gelar di Universitas Mc Gill di Montreal Kanada, 

dengan fokus khusus pada perbandingan Kekristenan dan Yudaisme. Penguasaan 

ilmu di bidang agama Kristen dan Yahudi merupakan modal penting baginya 

                                                           
5
 John L. dan John O Voll Esposito, Tokoh-Tokoh Kunci Gerakan Islam 

Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h 2. 
6 John L. dan John O Voll Esposito, Tokoh-Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer, h 

3. 
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untuk bergerak dan tetap berhubungan dengan komunitas Kristen dan Yahudi di 

Amerika Serikat. 

C. Pemikiran Ismail Raji al-Faruqi 

 Dari kondisi sosial budaya dan politik yang dialaminya serta riwayat 

pendidikan dan karya yang dimiliki, Sebagai seorang Arab Palestina yang corak 

pemikirannya sangat khas asal Arab. Ismail Raji al-Faruqi bisa dikatakan 

memiliki pemikiran Bayani. Setelah Ismail Raji al-Faruqi mengamalkan dunia 

filsafat dengan gaya berpikir filosofis, pemikirannya dicetak dengan burhani
7
. 

Bayani adalah cara berpikir khas Arab yang secara langsung atau tidak 

langsung didasarkan pada otoritas teks (nash), dalam hal ini Al-Qur'an dan Hadits. 

Langsung berarti memahami teks sebagai informasi yang siap pakai dan langsung 

menerapkannya tanpa berpikir, tidak langsung berarti teks sebagai informasi 

mentah yang harus ditafsirkan dan dibenarkan
8
. Burhani adalah cara berpikir 

berdasarkan daya nalar yang diimplementasikan melalui argumen-argumen yang 

logis. Burhani menciptakan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logis 

pengetahuan sebelumnya yang diyakini benar
9
.  

Selain itu, pengaruh pendidikan yang diterimanya akhirnya mempengaruhi 

cara berpikir adaptifnya, selain materi dan metodologi ilmu-ilmu yang dipelajari 

di Amerika, ia juga menguasai ilmu-ilmu keislaman di Mesir. Dua pengalaman 

inilah yang memotivasinya untuk membangun budaya Islam melalui epistemologi 

Islam yang terkenal dengan proyek Islamisasi Sains. Untuk membangun dan 

mengimplementasikan gagasan ini, dicari titik temu filosofis atau historis antara 

                                                           
7 Abdurrahmansyah, Sintesis Kreatif Pembaruan Kurikulum Pendidikan Islam Ismail Raji 

Al-Faruqi (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2002), h 33-34. 
8 Khudori Soleh, Model-Model Epistemologi Islam, Vol.2 No.2 (Psikoislamika, 2005), h 

195. 
9 Khudori Soleh, Model-Model Epistemologi Islam, h 197. 
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sains modern dan Islam dalam penyelenggaraan seminar dan lokakarya yang 

mempertemukan berbagai pakar sains dan teknologi Islam. Keinginan Ismail Raji 

al-Faruqi untuk mengembangkan, melembagakan dan mengimplementasikan 

proyeknya diwujudkan pada tahun 1981 ketika ia dan rekan-rekannya mendirikan 

International Institute of Islamic Thought (IIIT) di Virginia
10

. 

1. Bidang Tauhid 

Dari cara berpikir yang  terhubung satu sama lain, yaitu pemikiran beliau 

semua memiliki hubungan dengan tauhid. Ismail Raji al-Faruqi menegaskan 

bahwa hakikat ilmu dan kebudayaan Islam terletak pada agama Islam itu sendiri. 

Sedangkan hakikat Islam adalah tauhid. Ini berarti tauhid sebagai prinsip 

penuntun pertama dalam Islam, budaya dan ilmunya. Tauhid inilah yang 

memberikan peradaban Islam sebuah identitas yang mengikat semua unsurnya 

menjadi satu dan menjadikan unsur-unsur tersebut dalam satu kesatuan yang utuh 

dan organik serta memberikan karakter baru sebagai bagian dari peradaban itu. 

Jadi, tauhid adalah perintah Tuhan yang tertinggi dan terpenting. Hal ini 

dibuktikan dengan janji Allah untuk mengampuni segala dosa kecuali pelanggaran 

tauhid
11

.  

Prinsip tauhid yang pertama adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan 

selain Allah, yang berarti bahwa realitas terdiri dari alam atau Sang Pencipta. 

Prinsip kedua adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang berarti 

bahwa Allah adalah Tuhan segala sesuatu dan dia adalah pencipta atau penyebab 

segala sesuatu. Prinsip ketiga adalah Tuhan adalah tujuan akhir alam semesta, 

yang berarti bahwa manusia memiliki kemampuan untuk bertindak dan alam 

                                                           
10 John L. dan John O. Voll Esposito, Tokoh-Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer. 

Terj. Sugeng  Hariyanto (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h 14. 
11 Ismail Raji al-Faruqi, Tauhid (Bandung: Pustaka, 1988), h 16-17. 
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semesta dapat ditundukkan. Prinsip tauhid keempat adalah bahwa manusia 

memiliki kemampuan untuk bertindak dan kebebasan untuk tidak bertindak. 

Ismail Raji al-Faruqi menegaskan bahwa tanpa keluarga tidak akan ada 

tauhid. Keluarga ini pula yang menjadi cikal bakal terbentuknya komunitas yang 

lebih besar, sehingga internalisasi nilai-nilai tauhid dalam keluarga menjadi 

sebuah keniscayaan dengan harapan komunitas tauhid yang kecil ini dapat 

menciptakan komunitas tauhid global yang mendunia
12

. Dari sini dapat 

disimpulkan bahwa Ismail Raji al-Faruqi mendasarkan interpretasi Islamnya pada 

doktrin tauhid, menggabungkan keyakinan klasik pada keesaan sentral Tuhan 

(monoteisme) dengan interpretasi modernis (ijtihad) dan penerapan Islam dalam 

kehidupan modern. Tauhid ini adalah hakikat pengalaman beragama, hakikat 

Islam, prinsip-prinsip sejarah, ilmu pengetahuan, etika, estetika ummat, keluarga, 

tatanan politik, sosial dan ekonomi
13

. 

Oleh karena itu, makna tauhid bagi Ismail Raji al-Faruqi sama dengan 

makna Islam itu sendiri, tanpa tauhid tidak hanya sunnah Nabi/Rasul saja yang 

dipertanyakan dan perintah-perintahnya melemahkan kedudukannya serta pranata-

pranata kenabian itu sendiri akan hancur. Demikian pula, mereka memiliki 

kecurigaan yang sama tentang pesan mereka karena mereka tidak mengikuti 

prinsip. 

Pendapat Ismail Raji al-Faruqi tentang tauhid didasarkan pada 

keinginannya untuk mereformasi dan memurnikan ajaran tauhid yang 

ditinggalkan. Ismail Raji al-Faruqi mengatakan bahwa tauhid adalah aturan dari 

semua kesalehan, agama dan semua kebaikan. Wajar jika Allah Swt dan Rasul-

Nya menempatkan tauhid pada posisi tertinggi dan menjadikannya penyebab 

                                                           
12 Ismail Raji al-Faruqi, Pengalaman Keagamaan Dalam Islam (Yogyakarta: PLP2M, 

1985), h 139-140. 
13 Esposito John L. dan John O. Voll, Tokoh-Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer. 

Terj. Sugeng  Hariyanto (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h 41. 
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kebaikan dan pahala terbesar. Oleh karena itu pentingnya tauhid bagi Islam 

sehingga ajaran tauhid harus diterapkan dalam segala bidang kehidupan dan 

dijadikan landasan kebenaran Islam. 

2. Bidang Islamisasi Sains 

Gagasan Islamisasi Sains Ismail Raji al-Faruqi sangat erat kaitannya 

dengan gagasan tauhidnya. Ismail Raji al-Faruqi mengatakan bahwa pengetahuan 

modern mengarah pada wahyu dan akal yang tidak sesuai pada umat Islam, 

memisahkan pemikiran dari tindakan dan adanya dualisme budaya dan agama. 

Oleh karena itu perlu dilakukan Islamisasi Sains berdasarkan ajaran tauhid. Sains 

dalam tradisi Islam tidak menjelaskan dan memahami realitas menurut realitas 

mutlak Allah sebagai entitas yang terpisah dan berdiri sendiri, tetapi melihatnya 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wujud Allah. Oleh karena itu, menurut 

Ismail Raji al-Faruqi Islamisasi Sains harus diarahkan pada analisis dan sintesa 

hubungan antara realitas yang dipelajari dengan model hukum Tuhan.
14

  

Ismail Raji al-Faruqi berkeyakinan bahwa Islam adalah solusi bagi 

permasalahan umat saat ini. Karena itu ia tak pernah lelah mengingatkan umat 

Islam yang menerima sepenuhnya Westernisasi dan modernisasi Barat untuk 

mereformasi pemikiran Islam. Artinya umat Islam tidak hanya harus menguasai 

ilmu-ilmu pusaka Islam, tetapi juga menguasai ilmu-ilmu modern. Sangat penting 

bagi umat Islam untuk mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam warisan 

Islam dengan menghapus, mengubah, menafsirkan dan mengadaptasi komponen-

komponennya, sehingga sesuai dengan pandangan dan nilai-nilai Islam. Dalam 

bukunya Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan, Ismail 

                                                           
14 Zainal Habib, Islamisasi Sains: Mengembangkan Integrasi, Mendialogkan Perspektif 

(Malang: UIN Malang Press, 2007), h 54. 
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Raji al-Faruqi mengembangkan ide-idenya yang tidak hanya teoritis tetapi 

cenderung kepada perencanaan praktis.
15

 

Ismail Raji al-Faruqi berpendapat bahwa prinsip metodologi tauhid 

sebagai hakikat ilmu, mengandung tiga prinsip: Pertama, penolakan terhadap 

segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Prinsip ini 

membuat segala sesuatu dalam agama terbuka untuk dipelajari dan dikritik. 

Prinsip ini melindungi umat Islam dari informasi dan klaim yang tidak 

diverifikasi. Kedua, penolakan terhadap kontradiksi esensial, termasuk kontradiksi 

antara akal dan wahyu. Dalam hal ini, tauhid sebagai kebenaran yang menyatu, 

menuntut umat Islam untuk kembali pada pemahaman atas dalil-dalil yang 

kontradiktif untuk mengkajinya kembali. Islam menganggap bahwa salah satu 

aspek dari hubungan kontradiktif ini hilang. Demikian pula, tauhid menuntut umat 

Islam untuk mengembalikan penyelesaian kontradiksi ini ke wahyu untuk kembali 

percaya pada wahyu. Jika ada makna yang tidak jelas yang mungkin dia lewatkan 

pada bacaan pertama dan jika penelitian lebih lanjut dapat memperjelas 

perbedaannya
16

. Ketiga, keterbukaan terhadap bukti baru dan yang bertentangan. 

Prinsip ketiga ini melindungi umat Islam dari literalisme, fanatisme dan 

konservatisme yang berujung pada stagnasi seta mendorong kerendahan hati 

intelektual umat Islam.
17

 

Islamisasi sains terjadi melalui sintesis Islam dan sains modern
18

. Untuk 

menyebarkan ide-idenya tentang bagaimana Islamisasi Sains dilakukan, Ismail 

                                                           
15 Esposito John L. dan John O. Voll, Tokoh-Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer. 

Terj. Sugeng  Hariyanto, h 41. 
16 Ismail Raji al-Faruqi, Tauhid, Terj. Rahmani Astuti (Bandung: Pustaka, 1988), h 45-46. 
17 Ismail Raji al-Faruqi, Tauhid, Terj. Rahmani Astuti , h 47. 
18 Ismail Raji Al-Faruqi, Islamization Of Knowledge: The General Principles and the 

Workplan, (Pakistan: National Hijra Council, 1986), h 45. 
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Raji al-Faruqi juga memaparkan lima tujuan rencana kerja Islamisasi dan 

beberapa tugas serta langkah yang harus diselesaikan.
19

  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Islamisasi Sains adalah: (1) 

Penguasaan disiplin modern. (2) Menguasai khazanah Islam. (3) Untuk 

menentukan signifikansi spesifik Islam dalam setiap bidang sains modern. (4) 

Mencari cara untuk mewujudkan sintesis kreatif antara khazanah Islam dan 

khazanah ilmu pengetahuan modern. (5) mengarahkan pemikiran Islam pada 

realisasi tujuan Tuhan
20

. 

D. Karya Ismail Raji al-Faruqi 

Karakter akademis Ismail Raji al-Faruqi terlihat dari karya-karya yang 

dihasilkannya. Hasil karyanya pun banyak berupa buku, artikel dan karya ilmiah. 

Mata pelajaran yang selalu menjadi fokus Ismail Raji al-Faruqi beragam seperti 

ilmu sosial, pemikiran, pendidikan, aqidah, perbandingan agama, peradaban, ilmu 

budaya dan bahasa. Oleh karena itu, Ismail Raji al-Faruqi menguasai banyak 

bahasa sehingga hasil penelitiannya rata-rata dicoret dalam bahasa Arab dan 

Inggris. Hasil karyanya antara lain sebagai berikut: 

 

1. Buku Berkaitan dengan Pemikiran dan Kajian Sosial 

a.  From Here We Start (1953) 

b. Our  Beginning In Wisdom (1953) 

c. The Pollicy Of  Tomorrow (1953) 

d. Sources Of Islamic  Thought: Three  Epistle On Tawhid by Muhammad 

Ibn 'Abd al-Wahab (1980) 

                                                           
19 Djamaluddin Ancok & Fuat Nashori, Psikologi Islami: Solusi Islam Atas Problem-

Problem Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h 119-120. 
20 Djamaluddin Ancok & Fuat Nashori, Psikologi Islami: Solusi Islam Atas Problem-

Problem Psikologi, h 118. 
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e. Sources Of Islamic Thought:Kitab al-Tawhid  (1980) 

f.  Islam and The Problem Of Israel (1980) 

g. Social and Natural Sciences (1981) 

h. Trialogue Of The Abrahamic Faith (1982) 

i.  Islamization Of Knowledge: The general principles and The Work (1982) 

j. Training Program For Islamic Faith  

a. The Life Of Muhammad Ibn Abdul Wahab
21

 

2. Buku Berkaitan dengan Aqidah dan Perbandingan Agama 

a. Urubah and Religion: An Analysis Of The Dominant Ideas Of Arabism 

and Of Islam As Its Heights Moment Of Conciousness (1962) 

b.  Usul al-Sahyuniah Fi al-Din al-Yahudi (1964) 

c.  Christian Ethics (1968) 

d.  Al-Milal al-Mu'asirah Fi al-Din al-Yahudi (1968) 

e.  The Great Asian Religions (1969) 

f.  Essays In Islamic and Comparative Studies (1982) 

g.  Tawhid: Its Implications For Thought And Life (1982) 

h.  An Anthology Of Reading On Tawhid
22

 

3. Buku Berkaitan dengan Kebudayaan dan Sejarah Islam 

a. Historical Atlas Of The Religion Of The World (1975 

b. The Life Of Muhammad (1976) 

c. Islam (1985 

d. Islam and Culture (1980) 

e. Islamic Thought and Culture (1982) 

f. The Culture Atlas Of Islam (1986) 

                                                           
21 Sk Foyajul Islam, „The Contribution Of Syed Ali Ashraf, Syed Naquib Al-Attas and 

Ismail Raji Al-Faruqi to The Islamization Of Knowledge‟ (University of Dhaka, 2016), h 125. 
22 Sk Foyajul Islam, „The Contribution Of Syed Ali Ashraf, Syed Naquib Al-Attas and 

Ismail Raji Al-Faruqi to The Islamization Of Knowledge', h 127. 
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4. Artikel yang Berkaitan dengan Pemikiran dan Kajian Sosial 

1) On The Ethics Of The Brethren Of Purity and Friends Of Fedelity (Ikhwan 

al-safa Wa Khilan al-Wafa 

2) On The Significance Of Reinhold Niebuhr's Ideas Of Society (1964) 

3) Towards A New Methodology Qur'anic Exegesis (1964) 

4) On The Raison D'etre Of The Umma 

5)  Nazariyat Islami Dawlat (1960) 

6) Pakistan and Islamic Imperative (1966) 

7) The Self In Mu'tazilah Thought (1966 

8)  Science and Traditional Values In Islamic Society (1967 

9)  The problem Of The Metaphysical Status Of Values In The  Western and 

Islamic Traditions (1968) 

10) The Ideal Social Order In The Arab World (1969 

11)  Forward: Six Basic Economic Principles In Islam (1968) 

12) The Challenge Of Western Ideas For Islam (1969) 

13)  Introduction, "Proceedings Of The Third National Seminar Of The 

Association Of Muslim Social Scientist" (1974) 

14)  Internal Dynamics Of The Muslim Community (1975) 

15)  Al-Muslimun Fi America (1976) 

16) Adapting The Qur'an, "Impact International (1977) 

17)  Moral Values In Madicine and Science (1977) 

18)  Al-Ijtihad Wa al-Ijma'ka Tarafy al-Dinamikiyah Fi al-Islam (1977) 

19) Islam and The Social Sciences (1977) 

20)  Ab'ad al-Ibadat Fi al-Islam (1977) 

21) Central Asia Report: Muslim Survive (1977) 

22) Islam An Architecture (1978) 
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23) Our Moral Dilemma (1978) 

24) Nahnu Wa al-Gharb (1977) 

25) On The Metaphysics Of Ethics In Islam (1979) 

26) Is The Muslim Definable In Terms Of His Economic Persuits? (1979) 

27) Islamic Renaissance In Contemporary Society (1978) 

28) Al-Mar'ah al-Muslimah (1979) 

29) Islamizing The Social Sciences (1979) 

30) Islam  and Tehran Hostages (1979) 

31) Rights Of Non Muslims Under Islam: Social and Culture Aspects (1979) 

32) Controversy Over The Moon (1980) 

33) Siyaghah al-Ulum al-Ijtima'iyah Siyaghah Islamiyah (1979) 

34) Stream Of Ideas Flows Into Social Sciences (1980) 

35) Humanitarian and Egalitarian Aspects Of Islamic Law (1980) 

36) Islamic Ideals In North America (1980) 

37) The Living Reality Of Faith (1980) 

38) Islam and Labour (1980) 

39) Can A Muslim Be Rich? (1980) 

40) Haquq Ghayr al-Muslimin Fi al-Dawlah al-Islamiyah (1981) 

41) Jawhar al-Hadarah al-Islamiyah (1981) 

42) Intention and Works In Islam (1976) 

43) Al-Ab'ad al-Ruhiyah, Wa al-Siyasiayah, Wa al-Iqtisadiyah Wa al-Ijtimi'ah 

li al-Ibadat, Wa Ahamiyatuha Li Kullin Min al-Ummah Wa al-Fard 

(1976) 

44) On The Nature Of Islamic Da'wah (1981) 

45) Freedom Of Non Muslims In A Islamic State (1982) 

46) "Islamic"fundamentalism"and The U.S.A" (1982) 
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47) "Aslimah al-Ma'rifah, al-Muslim al-Mua'sir" (1982) 

48) Islam and The Theory Of Nature (1982) 

49) Islamic Message and Islamic Vision : A Challenge For Muslims In 

America (1983) 

5. Artikel yang Berkaitan dengan Aqidah dan Perbandingan Agama 

a. A Comparison Of The Islamic and Christian Approaches To Hebrew 

Scripture 

b. Muhadarat Fi Tarikh al-Adyan (1963) 

c. History Of Religious : Its Nature and Significance For Christian 

Education and The Muslim-Christian Dialogue  

d. Islam and Christianity : Prospects For Dialogue (1968) 

e. Islam and Christianity : Diatribe Or Dialogue (1968) 

f. Islam and Christianity : Problem and Perspectives (1968) 

g. Al-Asas al-Mushtarak Bayna al-Islam Wa al-Masihiyah (1976) 

h. The Muslim-Christian Dialogue :A Constructionist View (1977) 

6. Artikel yang Berkaitan dengan Kebudayaan dan Sejarah Islam 

a. Towards a Historiography Of Pre-Hijrah Islam 

b. Misconceptions Of the Nature Of The Work Of Art In Islam (1970) 

c. On The Nature Of The Work Of Art In Islam (1970) 

d. Islam and Art (1973) 

e. Islam As Culture and Civilization (1982) 

f. Al-Islam Wa Fann al-Amarah:Al-Muslim al-Mu'asir (1983)
23

 

Pemikiran Ismail Raji al-Faruqi dapat diamati dalam karya-karyanya. 

Pemikirannya tentang Islam memiliki nilai penting karena dia tertarik dengan 

dunia Islam, oleh karena itu dia tergolong karakter yang kuat yang merespon 

                                                           
23 Sk Foyajul Islam, „The Contribution Of Syed Ali Ashraf, Syed Naquib Al-Attas and 

Ismail Raji Al-Faruqi to The Islamization Of Knowledge', h 128. 
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berbagai pemikiran tentang Islam. Beberapa karya Ismail Raji al-Faruqi telah 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga memudahkan untuk 

mempelajari lebih detail karya-karyanya, baik karya Islam, budaya maupun karya 

Islamisasi Sains
24

. 

E. Kematian Ismail Raji al-Faruqi 

Kematian Ismail Raji al-Faruqi dan istrinya mengejutkan seluruh dunia 

Muslim. Ismail Raji al-Faruqi dan istrinya Louis Lamya dibunuh di rumahnya di 

Philadelphia pada 27 Mei 1986
25

. Beberapa reaksioner Muslim berspekulasi 

bahwa pembunuhan itu adalah ulah Liga Pertahanan Yahudi. Menteri Urusan 

Islam Yordania juga mengklaim bahwa beberapa kelompok ekstremis Zionis 

beroperasi di Amerika Serikat. Wartawan juga mengatakan bahwa pada tahun 

1970-an dan awal 1980-an Ismail Raji al-Faruqi sering berbicara tentang kematian 

karena berbicara terus terang tentang Palestina, tetapi tidak ada ancaman terbaru. 

Samuelson, seorang profesor Yudaisme di Temple University, mengatakan 

pandangan Ismail Raji al-Faruqi unik dan menggugah pemikiran. Masih banyak 

spekulasi di surat kabar dan majalah tentang kejadian brutal ini. Namun, tidak 

diragukan lagi bahwa umat Islam khususnya dan dunia pada umumnya telah 

kehilangan seorang tokoh besar. Kontribusinya tidak hanya ditujukan kepada 

umat Islam, tetapi juga kepada pemeluk agama lain, terutama melalui program 

dialog antar agama.
26

   

 

  

                                                           
24 Abdul Sani, Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 1998), h 265. 
25 Mohammad Shafiq, Growth of Islamic Thought in North America: Focus on Ismail 

Raji Al-Faruqi Brenwood Mary Land, (USA: Amana Publications, 1994), h 15. 
26 Sk Foyajul Islam, „The Contribution of Syed Ali Ashraf, Syed Naquib Al-Attas and 

Ismail Raji Al-Faruqi to The Islamization Of Knowledge‟ (University of Dhaka, 2016), h 130. 
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BAB III 

PROSES  ISLAMISASI SAINS OLEH ISMAIL RAJI AL-FARUQI 

 

A. Konsep Dasar Islamisasi Sains 

Makna kata Islamisasi secara luas mengacu pada proses Islamisasi dalam 

konteks umum yaitu berwujud manusia dan tidak hanya berupa ilmu pengetahuan 

atau objek lainnya
1
. Istilah Islamisasi juga berarti memberikan beberapa muatan 

keislaman. Menurut terminologi, Islamisasi memberikan dasar Islam dan tujuan 

yang diwariskan Islam
2
.  

Kata bahasa Indonesia “sains” berasal dari kata bahasa Inggris “science” 

yang berarti pengetahuan. Kata science berasal dari kata latin scientia 

(pengetahuan). 

Pengetahuan disebut sebagai "knowledge" dalam bahasa Inggris, 

sedangkan ilmu identik dengan "science". Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut 

diartikan sebagai sains atau ilmu pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan sangat sulit 

dipisahkan satu sama lain karena ada keterkaitan antara keduanya secara semantik 

dan teknis. Sebagaimana pengertian ilmu dalam kamus bahasa Indonesia, ilmu 

diartikan sebagai pengetahuan dalam suatu bidang yang disusun secara sistematis 

menurut metode tertentu dan dapat menjelaskan fenomena tertentu dalam bidang 

ilmu itu. 

Ismail Raji al-Faruqi pertama kali memperkenalkan gagasan Islamisasi 

sains ketika Institut Internasional Pemikiran Islam didirikan di Virginia pada 

tahun 1981 dan Konferensi Internasional kedua tentang Pemikiran Islam dan 

Islamisasi Sains di Islamabad pada tahun 1982. Esposito mengatakan bahwa 

Islamisasi sains menjadi inti visi Ismail Raji al-Faruqi. Dia percaya bahwa 

                                                           
1 Aziz M. Amin, Islamisasi Sebagai Isu (Jakarta: Ulumul Qur‟an, 1992), h 3. 
2 Dawam Rahardjo, Islam Menatap Masa Depan (Jakarta: P3M, 1989), h 11. 
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kelumpuhan politik, ekonomi dan agama-budaya umat Islam terutama disebabkan 

oleh dualisme sistem pendidikan dunia Muslim, hilangnya identitas serta 

memudarnya visi Islam. Ismail Raji al-Faruqi berkeyakinan bahwa pemecahan 

masalah ini terletak pada kajian peradaban Islam dan Islamisasi sains.
3
  

Lebih lanjut Mulyadi Kartanegara mengatakan bahwa ilmu dan sains tidak 

berbeda, apalagi sebelum abad ke-19. Namun setelah itu sains menjadi lebih 

terbatas pada fisik atau indera, sementara ilmu menyusup lebih jauh ke alam non-

fisik seperti metafisika
4
. Berbeda dengan pandangan Ismail Raji al-Faruqi yang 

menganggap ilmu maupun sains sama dan cakupannya tidak terbatas. Islamisasi 

Sains Menurut Ismail Raji al-Faruqi lebih menekankan pada Islamisasi ilmu-ilmu 

sosial
5
. Menurut Ahmad Tafsir, pengetahuan adalah semua yang diketahui 

manusia. Namun menurut Ahmad Tafsir, pengertian tersebut kurang tepat, karena 

menurut beliau sangat sulit untuk mendefinisikan pengetahuan dalam arti yang 

benar. Dalam bahasa Indonesia, kata pengetahuan” kadang identik dengan ilmu, 

kadang juga disebut sebagai pengetahuan sains (pengetahuan akal). Dalam 

kerangka teoritis, pengetahuan sains memiliki paradigma dan metode tertentu. 

Paradigmanya adalah paradigma sains sedangkan metodenya disebut metode 

sains. Paradigma dan metode sains ini bersumber dari filsafat positivisme. Metode 

sains adalah metode yang didasarkan pada logika dan bukti empiris. Pengetahuan 

sains memiliki tipologi tertentu yaitu objeknya empiris, paradigma yang 

digunakan adalah paradigma sains, metode dan kriteria sains bersifat logis dan 

empiris
6
. 

                                                           
3 Esposito John L. dan John O. Voll, Tokoh-Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer. 

Terj. Sugeng  Hariyanto, h 41. 
4 Mulyadi Kartanegara, Pengantar Epistemologi Islam (Bandung: Mizan, 2003), h 1. 
5 Djamaluddin Ancok & Fuat Nashori Suroso, Psikologi Islami: Solusi Islam Atas 

Problem-Problem Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h 115. 
6 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: Rosda, 1991), h 6-7. 
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Selain itu menurut Ahmad Tafsir dari sudut pandang Islam, pengetahuan 

terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu pengetahuan yang diperoleh dan 

pengetahuan yang diwahyukan yang sering disebut dengan pengetahuan aqliyah 

dan pengetahuan naqliyah. Pengetahuan yang diperoleh melalui pencarian dan alat 

pencariannya adalah indera, akal dan hati. Sedangkan pengetahuan yang 

diwahyukan diperoleh dengan menerima wahyu yang diturunkan. Kategori 

pengetahuan yang diwahyukan termasuk Sunnah atau Hadits Nabi. Sedangkan 

pengetahuan yang diperoleh mencakup banyak bidang pengetahuan yang 

berbeda
7
. 

Apalagi dalam realitas sejarah, kedua jenis pengetahuan ini selalu masuk 

dalam kurikulum pendidikan Islam. Sementara karena perkembangan intelektual 

orang modern, mereka lebih menghargai pandangan filsafat rasional, maka 

pengetahuan yang diwahyukan kurang mendapat perhatian. Ketika pemikiran 

telah berkembang sejauh ini, hubungan antara pengetahuan yang diperoleh dan 

pengetahuan yang diwahyukan terputus, menyebabkan pemisahan keduanya 

(sekularisme). Pemisahan ini menimbulkan konflik baik dalam diri individu 

maupun dalam masyarakat
8
. 

Integrasi kedua pengetahuan  ini harus dimulai dengan rekonstruksi 

falsafah pengetahuan Islam dan juga integrasi sistem pendidikan. Karena menurut 

pandangan Islam, sebenarnya hakekat pengetahuan itu hanya satu. Namun karena 

pentingnya pendidikan, pengetahuan satu ini harus ditempatkan pada klasifikasi 

yang sesuai yaitu pengetahuan yang diwahyukan dan pengetahuan yang diperoleh. 

Proses islamisasi sains atau integrasi sains menjadi agenda pembahasan 

yang menarik karena berkembang dari sudut pandang konstruksi keilmuan yang 

berkembang di dunia modern. Karena di dunia Islam, sains yang terbentuk secara 

                                                           
7Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, h 8-9. 
8 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, h 9. 



34 
 
 

metodis dan historis didominasi oleh pengaruh sains yang dikembangkan atas 

dasar paradigma sains sekuler yang bersumber dari Barat. Oleh karena itu, 

gagasan redefinisi sains harus diimplementasikan dalam bentuk Islamisasi sains 

untuk mengembalikan paradigma sains pada basis epistemologis sains Islam. Hal 

ini juga banyak mendapat perhatian para sarjana Islam pada periode Islam klasik 

tetapi masa kontemporer terkadang sudah menjadi sesuatu yang tidak dilakukan 

lagi
9
. 

Islamisasi sains adalah upaya membebaskan pengetahuan dari asumsi atau 

interpretasi Barat terhadap realitas dan kemudian menggantinya dengan 

pandangan dunia Islam
10

. Islamisasi Sains pada hakekatnya merupakan respon 

terhadap krisis masyarakat modern karena pendidikan Barat yang didasarkan pada 

pandangan dunia yang lebih materialistis yang menurutnya pendidikan bukan 

untuk membuat manusia lebih bijaksana yaitu untuk mengakui dan menerima 

dirinya sendiri posisi yang sesuai dalam urutan realitas tetapi untuk melihat 

realitas sebagai sesuatu yang penting secara material bagi seseorang. Oleh karena 

itu, hubungan masyarakat dengan tatanan realitas bersifat eksploitatif bukan 

harmonis. Inilah salah satu penyebab munculnya krisis dalam masyarakat 

modern
11

. Islamisasi sains mencoba mencari akar dari krisis ini. Akar krisis antara 

lain terletak pada basis pengetahuan yakni konsep atau asumsi dualistis dan 

sekularis tentang realitas
12

. 

Sains dan teknologi modern yang dicapai oleh Barat dipisahkan dari 

agama dalam perkembangannya, sebagaimana perkembangannya yang pesat dapat 

                                                           
9 Amin Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta (Bandung: Mizan, 1991), h 89. 
10 Saiful Muzani, “Pandangan Dunia Islam dan Misi Ilmu” Dalam Syed Muhammad 

Naquib Al-Attas‟, Hikmah, Jurnal Studi-Studi Islam, 1991, h 96. 
11 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia (Jakarta: Kencana, 2003), h 96. 
12Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia, h 97. 
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diamati di Eropa dan Amerika hingga saat ini. Sains dan teknologi tersebut 

kemudian digunakan hanya untuk melayani kepentingan manusia yaitu 

memuaskan nafsu, mengosongkan isi alam untuk memenuhi hasrat konsumtif dan 

materialistis, menjajah dan menindas bangsa-bangsa lemah, mempertahankan 

kekuasaan dan untuk tujuan destruktif lainnya. Penyimpangan dari tujuan 

penggunaan sains tersebut dijawab dengan konsep Islamisasi sains, yaitu upaya 

menempatkan iptek dalam kerangka Islam sehingga perancangan dan 

pemanfaatan iptek bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan harkat dan 

martabat manusia, melaksanakan  misi dan tujuan khilafah di bumi  serta tujuan 

mulia lainnya. Inilah yang merupakan salah satu tugas Islamisasi Sains
13

. 

Kemajuan yang dicapai Barat adalah sesuatu yang sangat luar biasa. 

Namun, kemajuan ini juga memiliki efek negatif. Menurut Ismail Raji al-Faruqi, 

akibat paradigma sekuler, ilmu pengetahuan modern menjadi kering bahkan 

terpisah dari nilai-nilai tauhid yaitu prinsip yang mengandung lima entitas yaitu 

kesatuan Tuhan, kesatuan alam, kesatuan kebenaran, kesatuan hidup dan kesatuan 

kemanusiaan. Atau lebih jelasnya sains modern dipisahkan dari nilai-nilai 

teologis
14

. Oleh karena itu, Islamisasi Sains merupakan upaya reflektif untuk 

mengislamkan kembali landasan epistemologis sesuai dengan semangat ajaran 

dan nilai-nilai Islam. 

Menurut Ismail Raji al-Faruqi, sikap mayoritas umat Islam yang menerima 

tertutupnya pintu ijtihad pada akhirnya berujung pada pemisahan wahyu dan akal, 

pemisahan pemikiran dan perbuatan, pemisahan pemikiran dan kebudayaan 

bahkan menyebabkan stagnasi keilmuan diantara mereka. Artinya pengaruh 

negatif yang melekat pada model sains Islam itu sendiri lebih membahayakan 

                                                           
13 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan  Islam di 

Indonesia, h 98-99. 
14 Pardoyo, ‘Sekularisasi’ Dalam Polemik Sekapur Sirih Nurcholish Madjid (Jakarta: 

Temprint, 1993), h 63. 
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daripada sains Barat. Dengan demikian, gagasan Islamisasi sains menjadi isu yang 

menarik ketika mencermati kondisi internal keilmuan umat Islam terkait 

perlakuan sains modern dan paradigma keilmuan filosofis yang berkembang di 

Barat. 

Pentingnya upaya mengislamkan sains didasari oleh adanya perbedaan 

pemahaman sains antara Barat dan Islam. Ilmu pengetahuan Barat modern 

membatasi ruang lingkupnya hanya pada hal-hal yang berwujud yaitu dunia yang 

dapat dirasakan melalui panca indera. Mereka menolak status ontologis objek 

non-empiris. Ilmuwan Barat modern membatasi bidang ilmunya hanya pada 

objek-objek yang semula masih merupakan pemisahan antara akal dan agama. 

Namun sedikit demi sedikit keterbatasan itu mendorong banyak ilmuwan Barat 

untuk memandang dunia indrawi sebagai satu-satunya realitas yang ada dan 

tercermin dalam materialisme dan sekularisme yaitu pandangan filosofis yang 

biasanya berujung pada penolakan terhadap realitas metafisik atau supranatural. 

Lahirnya sekularisasi ilmu pengetahuan dengan segala konsekuensinya yang 

berbahaya serta Pemisahan sains dari aspek agama (sekularisasi) telah 

menimbulkan masalah teologis karena banyak ilmuwan Barat tidak merasa perlu 

memasukkan Tuhan dalam penjelasan ilmiahnya.
15

 

Berbeda dengan ilmuwan Barat, umat Islam mengakui bahwa validitas 

bukan hanya metode pengamatan tetapi juga metode rasional. Dengan kata lain, 

bukan hanya persepsi inderawi dalam  proses pengetahuan, tetapi juga akal dan 

hati. Dengan kata lain, para cendekiawan Islam percaya bahwa mereka tidak 

hanya dapat mengetahui objek-objek indera tetapi juga substansi-substansi 

spiritual (di luar indera). Seperti disebutkan di atas, selain panca indera, ilmuan 

Islam juga mengenal akal sebagai alat untuk menangkap realitas. Sama seperti 

                                                           
15 Mulyadi Kartanegara, Mengislamkan Nalar Sebuah Respon Terhadap Modernitas 

(Jakarta: Erlangga, 2007), h 9-10. 
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indera dapat merasakan objek inderawi, demikian pula akal menurut mereka dapat 

menangkap objek spiritual atau metafisik, yaitu menyimpulkan yang tidak 

diketahui dari yang sudah diketahui. Dengan demikian, manusia dapat mengetahui 

keberadaan dan keesaan Tuhan serta hal-hal gaib seperti malaikat, iblis dan 

akhirat.
16

  

Ismail Raji al-Faruqi mendefinisikan Islamisasi sains sebagai upaya 

mengintegrasikan pandangan-pandangan ilmu yang harus dicari pada awal proses 

integrasi kehidupan Islam. Integrasi baru ini kemudian dimasukkan ke dalam 

integritas warisan Islam dengan melakukan eliminasi, menafsirkan, 

menyesuaikan, menegaskan nilai-nilainya sebagai pandangan hidup Islam dan 

relevansi secara ekstrak antara Islam dan filosofi, metode dan objeknya
17

.  

Menurut Ismail Raji al-Faruqi, ada beberapa alasan utama yang 

melatarbelakangi program Islamisasi Sains, yakni keadaan realitas di dunia Islam 

ketika gagasan Islamisasi Sains dipresentasikan. Menurut Ismail Raji al-Faruqi, 

umat Islam sedang menghadapi beberapa masalah serius yang disebutnya sebagai 

malaise (krisis) global yang dialami sebagian umat Islam di seluruh dunia. Krisis 

tersebut mendorong umat Islam ke posisi terendah di antara negara-negara lain. 

Mereka mengalami pemerasan, penjajahan, tanah mereka disita, mereka dibantai 

dan dipaksa meninggalkan agama mereka. Pada saat yang sama, ada perbedaan 

pendapat dan konflik dalam kehidupan politik Islam yang sengaja diciptakan oleh 

Barat untuk menciptakan ketidakstabilan dan perpecahan lebih lanjut di kalangan 

umat Islam. Melihat berbagai persoalan yang dihadapi ummat Islam, nampaknya 

Ismail Raji al-Faruqi berusaha memastikan bahwa proses Islamisasi sains yang 

dikembangkannya akan menjadi barometer pemulihan umat Islam dari 

                                                           
16 Mulyadi Kartanegara, Mengislamkan Nalar Sebuah Respon Terhadap Modernitas, h 

12. 
17 Ismail Raji al-Faruqi, Islamization of Knowledge, Terj. Anas Mahyuddin, Islamisasi 

Ilmu Pengetahuan, h 35. 
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keterpurukan yang dialami mayoritas umat Islam dalam berbagai bidang 

kehidupan yaitu politik, ekonomi, agama, budaya dan pendidikan. Kemudian 

Ismail Raji al-Faruqi menjelaskan tujuan dari rencana kerja mengislamkan sains 

sebagai berikut: 

1. Penguasaan disiplin ilmu modern 

2. Penguasaan khasanah Islam 

3. Penentuan relevansi Islam bagi masing-masing bidang ilmu modern 

4. Pencarian sintesa kreatif antara khasanah Islam dengan ilmu modern 

5. Pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai 

pemenuhan pola rencana Allah Swt. 

Untuk merealisir tujuan-tujuan ini, sejumlah langkah harus diambil 

menurut suatu urutan logis yang menentukan prioritas-prioritas masing-masing 

langkah tersebut. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai proses 

Islamisasi Sains yaitu sebagai berikut: 

1. Penguasaan disiplin ilmu modern: penguraian kategoris 

2. Survei disiplin ilmu 

3. Penguasaan khasanah Islam: Sebuah antologi 

4. Penguasaan khasanah Ilmiah Islam tahap analisa 

5. Penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu 

6. Penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern: Tingkat perkembangannya 

di masa kini 

7. Penilaian kritis terhadap khasanah Islam: Tingkat perkembangannya 

dewasa ini 

8. Survei permasalahan yang dihadapi umat Islam 

9. Survei permasalahan yang dihadapi umat manusia 

10. Analisa kreatif dan sintesa 
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11. Penuangan kembali disiplin ilmu  modern ke dalam kerangka Islam: Buku-

buku daras tingkat universitas 

12. Penyebarluasan ilmu-ilmu yang telah diislamiskan
18

. 

Selain Ismail Raji al-Faruqi, konsep Islamisasi sains juga disampaikan 

oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas. Konsep Islamisasi sains adalah Islamisasi 

yang berlandaskan paradigma Islam. Gagasan ini pertama kali dikemukakan 

secara sistematis oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas. Menurut Syed 

Muhammad Naquib al-Attas, tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam adalah 

bahwa sains modern yang tidak netral telah menyusup ke dalam asumsi-asumsi 

agama, budaya dan filosofis yang bersumber dari refleksi kesadaran dan 

pengalaman manusia Barat. Itulah sebabnya Islamisasi sains diawali dengan 

pembongkaran sumber-sumber kerusakan ilmu. Sains modern membutuhkan 

pengawasan dan pemeriksaan yang cermat. 

Oleh karena itu, Syed Muhammad Naquib al-Attas memaknai Islamisasi 

sebagai pembebasan manusia dari magis, mitologis, animistik, tradisi budaya 

bangsa (yang anti-Islam), belenggu sekularisme dalam pemikiran dan bahasa juga 

pelepasan dari kendali dorongan tubuh seseorang yang biasanya bersifat duniawi 

dan tidak adil terhadap sifat atau jiwa seseorang. Hakikat Islamisasi dengan 

demikian adalah proses pembebasan dan proses menuju bentuk aslinya. Oleh 

karena itu, dalam hal ini terdapat dua metode Islamisasi yaitu bertautan dan 

berurutan. Pertama adalah menyelesaikan proses pemisahan elemen dan konsep 

kunci yang membentuk budaya dan peradaban Barat. Kedua, penggabungan 

unsur-unsur Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam semua bidang sains modern 

yang terkait.  

                                                           
18 Ismail Raji al-Faruqi, Islamization of Knowledge, Terj. Anas Mahyuddin, Islamisasi 

Ilmu Pengetahuan, h  98-118. 
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Dengan demikian, Islamisasi sains membebaskan umat Islam dari 

belenggu isu-isu anti-Islam. Tujuannya adalah terwujudnya kerukunan dan 

kedamaian dalam dirinya (fitrah). Islamisasi melindungi umat Islam dari sains 

palsu dan mengembangkan kepribadian Muslim sejati. Oleh karena itu, Islamisasi 

sains tidak dapat dicapai hanya dengan menempelkan (merek) sains dengan 

prinsip-prinsip Islam. Ini hanya akan memperburuk keadaan selama virus masih 

ada di tubuh sains. Islamisasi sains merupakan konsep fundamental yang terkait 

dengan pandangan dunia Islam untuk membawa Islam kembali ke peradaban 

dunia yang jaya. 

B. Akar Pemikiran Islamisasi Sains 

Sebelum membahas alasan mendasar mengapa Ismail Raji al-Faruqi 

mengangkat gagasan Islamisasi sains, mari kita jelaskan peradaban dan kondisi 

pada masa itu. Hal ini dimulai dengan majunya peradaban di dunia Barat, 

menjadikannya kiblat peradaban bangsa-bangsa di dunia. Kemajuan pesat tersebut 

tidak lepas dari kemajuan perkembangan intelektual di dunia Islam. Islam berada 

pada puncak kejayaannya karena ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat 

sehingga pengaruhnya dapat dirasakan oleh non-Muslim yang tanahnya berada di 

bawah kendali Islam pada saat itu. Pada saat dunia Islam berada di puncak 

kejayaan dan kemajuan pesatnya, situasi di Barat justru sebaliknya. Barat telah 

mengalami kegagalan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, 

politik dan khususnya bidang sains. Namun karena orang Barat bijak 

memanfaatkan situasi dan kesempatan yang ada, mereka bisa mewariskan ilmu 

yang dimiliki masyarakat muslim. 

Peluang bagi Barat memang sangat baik karena pemerintahan Islam 

dikenal sebagai pemerintahan yang toleran terhadap pemeluk agama selain Islam. 

Negara-negara Barat melihat peluang unik untuk berinteraksi dengan umat Islam 
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dan menggunakannya sebanyak mungkin untuk mentransfer ilmu pengetahuan. 

Adapun Tentang jalur yang menjembatani transformasi ilmu ini antara lain 

melewati Andalusia (Spanyol), Sisilia (Italia) dan Perang Salib.
19

 

Penaklukan muslim atas Spanyol terjadi pada tahun 711 M dipimpin oleh 

komandan Muslim Tariq bin Ziyad. Komandan Tariq bin Ziyad berhasil 

melumpuhkan pasukan Raja Roderick penguasa Spanyol saat itu. Pasca 

pendudukan Spanyol, umat Islam membawa stabilitas dan perkembangan penuh 

di sana, sehingga peradaban Andalusia (Spanyol) bersesuaian dengan peradaban 

dunia Islam. Kekuasaan politik Islam di Andalusia berlangsung hingga tahun 897 

H/1492 M. Pada waktu itu, non-muslim masih bebas untuk mengikuti agama 

mereka sendiri. Gerakan penerjemahan karya-karya intelektual Islam juga 

semakin intensif pada periode ini. Penaklukan Islam memang merupakan revolusi 

luar biasa yang menawarkan solusi atas permasalahan yang dihadapi bangsa-

bangsa Eropa pada abad pertengahan (masa kegelapan).
20

 

Rute selanjutnya adalah melalui Italia, di mana kontak ke Tunisia dibuat. 

Islam memerintah Sisilia secara permanen dari tahun 289-483 H/902-1091 M. 

Gerakan budaya dan perkembangan umat Islam di segala bidang membuat para 

penguasa Kristen memahami keunggulan Islam. Sekolah kedokteran tertua di 

Eropa ada di Salerno (Italia) dan kemudian berkompetisi di Montpellier, Prancis, 

yang juga dekat dengan sumber Arab dan Yahudi. Bahasa Arab adalah media 

utama pemikiran ilmiah, diajarkan secara sistematis di beberapa universitas dan 

sekolah Eropa, terutama di Toledo (Spanyol), Napoli dan Bologna (Italia), 

Narbonne dan Paris (Prancis). Oleh Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada 

                                                           
19 Ahmad Choirul Rofiq, Mengembalikan Supremasi Ilmu Pengetahuan Dunia Islam 

(Cendekia, 2013), h 29-30. 
20 Ahmad Choirul Rofiq, Mengembalikan Supremasi Ilmu Pengetahuan Dunia Islam, h 

30. 
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pepatah: “Jika orang Yunani adalah bapak metode ilmiah, maka orang Islam 

adalah  bapak angkatnya”.
21

 

Dampak perang salib tidak boleh dilupakan saat transfer ilmu 

pengetahuan. Perang salib terjadi antara tahun 1095 dan 1291 M. Meski perang 

nampaknya berlangsung lama, masa damai ternyata lebih lama dari masa perang, 

sehingga terjalin hubungan persahabatan antara kedua belah pihak.
22

 Awalnya 

tentara salib datang ke Tanah Suci dengan keyakinan bahwa pangkat mereka jauh 

lebih tinggi daripada penduduk asli, tetapi ketika mereka bertemu muka, mereka 

melihat betapa maju dan makmurnya Timur. Menurut Oemar Amir Hoesen, ketika 

tentara salib berkuasa, setiap kali tentara salib kembali ke Eropa, mereka 

membawa serta produk peradaban Islam berupa buku-buku ilmiah, alat 

kedokteran, kompas dan hasil kemajuan Islam. Oleh karena itu, jelas bahwa orang 

Eropa juga terlibat aktif dalam transfer sains dan budaya Islam selama Perang 

Salib, yang menjadi tonggak kebangkitan mereka setelah kemundurannya di abad 

pertengahan.
23

 

Periode kebangkitan Barat dari masa kegelapan disebut Renaissance. 

Renaissance berarti kelahiran kembali, Re berarti kembali dan Naitre berarti 

kelahiran. Istilah ini berarti bahwa ada sesuatu yang ditinggalkan atau dilupakan 

orang dan sekarang dilahirkan kembali atau digunakan kembali. Kata Renaissance 

secara longgar dapat diartikan sebagai masa transisi atau peralihan antara abad 

pertengahan ke abad modern yang ditandai munculnya berbagai kreasi baru yang 

                                                           
21 Ahmad Choirul Rofiq, Mengembalikan Supremasi Ilmu Pengetahuan Dunia Islam 

(Cendekia, 2013), h 30-31. 
22 Ahmad Choirul Rofiq, Mengembalikan Supremasi Ilmu Pengetahuan Dunia Islam, h 

32. 
23 Sri Suyanta, Transformasi Intelektual Islam ke Barat, Islam Futura, Vol. X No.2 2011, 

h 29-30. 
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terinspirasi dari budaya Eropa klasik (Yunani dan Romawi) dan lebih bersifat 

sekuler.
24

 

Abad Pertengahan adalah masa ketika Barat mengalami masa kegelapan. 

Pemaksaan agama oleh penguasa dan pemuka agama menimbulkan persekusi 

massal terhadap orang-orang yang secara sadar menentang atau melawan 

keyakinan penguasa. Di Spanyol terdapat museum Inkuisisi bernama Seville 

Castillo San Jorge yang memiliki patung menyiksa orang yang tidak patuh dengan 

berbagai metode penyiksaan. Ingatan akan siksaan ini membuat masyarakat barat 

tidak lagi percaya pada agama sebagai dasar seluruh kehidupan mereka. Bukan 

hanya tentang penyiksaan, abad pertengahan juga memperlambat perkembangan 

ilmu pengetahuan. Penemuan yang tidak sesuai dengan gereja segera dibuang. 

Aturan gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pola 

pikir masyarakat yang telah didoktrinasi oleh gereja. Manusia selalu terikat pada 

suatu tujuan akhir. Dengan berbagai kesulitan yang ditimbulkan kerajaan atas 

dasar gereja ini, muncul gerakan budaya yang mereformasi di Italia pada 

pertengahan abad ke-14 yang awalnya di bidang psikologis, sosial dan gereja. 

Sebelum gereja memainkan peran penting dalam pemerintahan, para ksatria hidup 

untuk kemewahan, kemegahan,  dan ketenaran. Tetapi ketika supremasi gereja 

mulai bekerja, mereka tidak lagi memperoleh hal-hal seperti itu sehingga 

semangat Renaissance muncul
25

. 

Faktor-faktor yang memicu lahirnya Renaissance akibat runtuhnya 

jaringan sosial lama akibat perpecahan (perang agama) dan tumbuhnya elit-elit 

spesialis baru.   Renaissance juga muncul dari timbulnya kota-kota perdagangan 

yang makmur dan mengubah perasaan pesimis (abad pertengahan) menjadi 

                                                           
24 Saifullah, „Renaissance dan Humanisme Sebagai Jembatan Lahirnya Filsafat Modern‟ 

Jurnal Ushuluddin, Vol. XXII No.2 2014, h 133. 
25 Saifullah „Renaissance dan Humanisme Sebagai Jembatan Lahirnya Filsafat Modern‟ 

Jurnal Ushuluddin, Vol. XXII No.2 2014, h 134. 
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perasaan optimis. Hal ini juga menyebabkan dihapuskannya sistem stratifikasi 

sosial masyarakat agraris feodal. Ada keinginan untuk melepaskan diri dari ikatan 

feodal dan menjadi masyarakat yang bebas, termasuk kebebasan untuk 

melepaskan diri dari ikatan agama untuk mencari kemerdekaan melalui kemajuan. 

Antroposentrisme menjadi cara hidup dimana humanisme menjadi arus utama 

pemikiran filosofis. Antroposentrisme adalah gagasan bahwa segala sesuatu 

diukur oleh manusia dan bukan Tuhan. Pada saat yang sama, humanisme adalah 

gerakan yang bertujuan untuk mengungkapkan kembali nilai-nilai kemanusiaan. 

Selain itu, dukungan dari keluarga pedagang kaya membantu menyebarkan 

semangat Renaissance ke seluruh Italia dan Eropa. Alasan utama lahirnya 

Renaissance adalah keterkejutan orang Eropa ketika melihat runtuhnya 

Kekaisaran Romawi Timur akibat ummat Islam.
26

 

Keadaan peradaban Barat membaik dengan gerakan transfer sains terus 

menerus dari Islam. Kondisi ini bertentangan dengan situasi dalam Islam. Islam 

mengalami kemunduran ketika dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran karena 

beberapa faktor, salah satunya adalah ancaman dari luar yaitu perang salib dan 

serbuan tentara Mongol.
27

 Segala bidang kehidupan termasuk pendidikan Islam 

telah hancur dan tidak bisa lagi diperhatikan oleh para pelajar. Islam kembali 

menemukan dirinya dalam suasana keterpurukan di berbagai bidang seperti 

politik, ekonomi dan khususnya ilmu pengetahuan. 

Mengingat keadaan pendidikan Islam yang memprihatinkan, beberapa 

pembaharu muslim yang sangat prihatin termasuk Muhammad Ali Pasha, 

Muhammad Abduh dan Sir Sayyid Ahmad Khan, mengikuti model pendidikan 

yang dikembangkan Barat karena Barat dianggap berhasil mengembangkan 

                                                           
26 Saifullah„Renaissance dan Humanisme Sebagai Jembatan Lahirnya Filsafat Modern‟ 

Jurnal Ushuluddin, 22 No.2 2014, h 134-135. 
27 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2008), h 79-85. 
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pendidikan. Sementara itu, Islam sedikit demi sedikit mengikuti jejak para 

pembaharu tersebut, sehingga mereka berusaha meniru corak pendidikan Barat 

dalam berbagai dimensinya, termasuk pemikiran-pemikiran yang melandasi 

keberadaan pendidikan.
28

 

Pendidikan Barat yang digunakan oleh pendidikan Islam, meskipun maju, 

tetap tidak layak dijadikan model kehidupan manusia untuk memajukan 

peradaban Islam yang damai. Peniruan ini tidak dapat membawa kita untuk 

mencapai tujuan di segala bidang. Bahkan, hal ini menyebabkan deIslamisasi 

lapisan atas masyarakat muslim dan demoralisasi lapisan lainnya.
29

 Ciri-ciri 

sistem pendidikan Barat mencerminkan gagasan dan budaya abad ke-18 dan ke-19 

yang ditandai dengan isolasi agama, sekularisme, materialisme, non-wahyu dan 

penghapusan nilai-nilai etika. Di Barat, sains hanya didasarkan pada akal dan 

indera, jadi sains itu hanya mencakup hal-hal yang hanya bisa diindera dan dinalar 

semata.
30

  

Fakta lain bahkan lebih buruk. Sebagian besar penerapan pendidikan di 

dunia Islam sudah mengikuti model pendidikan yang dikembangkan oleh Barat 

sebagai alasan untuk maju, namun kenyataannya justru bertolak belakang dengan 

harapan. Umat Islam yang merasa dirugikan, di satu sisi mengorbankan petunjuk 

Wahyu hanya untuk mengikuti contoh, namun di sisi lain tidak menghasilkan 

sesuatu yang berarti dalam pembangunan peradaban Islam. Hasil pendidikan yang 

dicapai masih belum mampu menggerakkan pembangunan peradaban Islam.
31

 

                                                           
28 Abu Muhammad Iqbal, Pemikiran Pendidikan Islam: Gagasan-Gagasan Besar Para 

Ilmuwan Muslim, h 634. 
29 Ismail Raji al-Faruqi, Islamization of Knowledge, Terj. Anas Mahyuddin, Islamisasi 

Ilmu Pengetahuan, h 9 . 
30 Abu Muhammad Iqbal, Pemikiran Pendidikan Islam: Gagasan-Gagasan Besar Para 

Ilmuwan Muslim, h 635. 
31 Abu Muhammad Iqbal, Pemikiran Pendidikan Islam; Gagasan-Gagasan Besar Para 

Ilmuwan Muslim, h 636. 
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Pengamatan Ismail Raji al-Faruqi tentang posisi umat Islam di seluruh 

dunia dan akar penyebab dari situasi ini. Dia menunjukkan bahwa tidak ada 

bangsa lain yang pernah mengalami kekalahan atau penghinaan seperti umat 

Islam. Muslim dikalahkan, dibantai, dijajah, dirampok dan dipaksa pindah agama. 

Lebih penting lagi, mereka sekular dan deIslamisasi dengan berbagai cara yang 

dilakukan musuh mereka. Media global menggambarkan muslim sebagai 

penjahat, teroris, tidak beradab, fanatik dan fundamentalis. 

Dalam hal kekuatan politik, konspirasi kolonial sangat mempengaruhi 

umat Islam karena berhasil memecah belah umat menjadi sekitar lima puluh 

negara-bangsa dan mengadu domba satu sama lain. Penjajah telah meninggalkan 

waktu, kedamaian, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengasimilasi warga 

sendiri ke dalam serikat yang lebih besar. Selain itu, musuh menciptakan negara 

asing yang bermusuhan didalam umat untuk mengalihkan kekuatan umat Islam 

dari rekonstruksi dan menggunakan sumber daya mereka sebagai basis untuk 

kolonialisme dan kepentingan politik asing. Akhirnya, ketika tiba waktunya untuk 

mengakhiri pemerintahan kolonial, mereka menyerahkan kekuasaan kepada 

tentara yang secara sistematis telah di Barat-baratkan. Secara politik, umat 

menderita banyak masalah terutama karena konspirasi eksternal. 

Dari segi ekonomi masyarakat muslim, terlihat jelas bahwa masyarakat ini 

terbelakang. Tidak ada negara muslim yang sepenuhnya mandiri dalam kebutuhan 

dasarnya. Meskipun terdapat beberapa inisiatif  pembangunan industri di negara-

negara muslim, kekuatan kolonial berhasil membuat ini bergantung pada sumber 

daya mereka dan dengan demikian gagal memberikan kontribusi bagi perbaikan 

ekonomi umat. Aspek ekonomi dari negara-negara Islam yang lain adalah 

kemerdekaan. Namun, untuk melemahkan kekuatan umat Islam, kekuatan 

kolonial berusaha mengusir para petani Muslim dari desa mereka dengan janji-
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janji palsu tentang kehidupan yang lebih baik di kota. Akhirnya para petani 

bermigrasi ke kota-kota dan menjadi korban agitator politik yang mendapatkan 

keuntungan dengan memanfaatkan keadaan mereka yang tidak menguntungkan. 

Di bidang budaya, akar penyebab penurunan ini sebagian besar terletak 

pada meluasnya buta huruf, kebodohan dan takhayul di kalangan umat Islam. 

Selain itu, peniruan buta terhadap Barat oleh para pemimpin Muslim Barat juga 

menyebabkan melemahnya basis iman dan budaya umat Islam biasa. Lebih 

penting lagi, sistem pendidikan sekuler didirikan yang mengajarkan nilai-nilai dan 

metode Barat. Akibatnya, sekelompok lulusan baru yang bodoh dan curiga 

terhadap warisan Islam mereka, muncul di komunitas Muslim dan mulai 

mendominasi umat. Akhirnya keretakan mulai terbentuk di wilayah umat yang 

terbagi menjadi Barat sekuler dan lawan sekuler. Itu juga merupakan bagian dari 

agenda kekuatan kolonial ketika mereka ingin mengubah kaum sekuler Barat 

menjadi pengambil keputusan dalam masyarakat Muslim. Para penjajah dan 

pendukungnya memenuhi kehidupan sehari-hari umat Islam dengan budaya dan 

media Barat termasuk surat kabar, majalah, radio dan televisi yang berdampak 

negatif terhadap umat Islam dan menghancurkan budaya Islam. Institusi dan 

kebiasaan sosial Barat diperkenalkan ke dalam semua aspek kehidupan Muslim. 

Pria dan wanita Muslim mulai merasakan keinginan untuk mengikuti dekadensi 

Barat, ketelanjangan yang bertahap, amoralitas dalam pakaian dll. Meskipun 

demikian, yang disebut elit Muslim mencoba menjadi modern atau barat, 

meskipun mereka sendiri biadab. Mereka membuat sesuatu untuk diri mereka 

sendiri yang bukan Islam atau Barat. 

Setelah mengamati kesulitan umat Islam, Ismail Raji al-Faruqi 

memusatkan perhatian pada akar permasalahannya. Dia kemudian 

mengidentifikasi penyebab utama masalah ini sebagai kemunduran intelektual dan 
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metodologis terutama karena sistem pendidikan di dunia Islam saat ini dan 

kurangnya pemahaman Islam. Akibatnya, para cendekiawan dan intelektual Islam 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam ilmu-ilmu sosial Barat, tanpa 

menyadari bahwa Barat telah membangun ilmu-ilmu tersebut sesuai dengan 

keadaan dan tujuannya sendiri dan berakar pada pandangan dunia ideologis. 

Akibatnya, ilmu-ilmu  saat ini cenderung mencerminkan nilai-nilai, konsep dan 

kepercayaan Barat yang mendasari semua aspek perilaku, tindakan dan institusi 

sosial Barat didirikan. Meskipun disiplin ini dapat diterima dan sesuai dengan 

tujuan Barat, namun cenderung bertentangan dengan nilai dan peraturan Islam
32

. 

Terlepas dari ekspansi besar yang terjadi di bidang pendidikan di 

masyarakat Muslim, pendidikan di negara-negara Muslim adalah yang terburuk. 

Sejak era kolonial, sistem pendidikan sekuler telah mencapai dominasi yang luar 

biasa, mendorong sistem pendidikan Islam keluar dari lapangan. Setelah 

kemerdekaan, pemerintah pusat mendorong sistem pendidikan sekuler dengan 

mengadopsinya, menyediakan dana publik dan lebih lanjut 

menyekularisasikannya atas nama nasionalisme dan patriotisme daerah. Di sisi 

lain, negara-negara Muslim yang kaya juga menghadapi masalah sekuler dengan 

peningkatan mahasiswa, fakultas dan institusi modern. Meskipun banyak alokasi 

atas nama modernisasi, tidak ada kemajuan signifikan dalam kualitas pendidikan 

dan orientasi Islam siswa dan guru. Di mana-mana mencoba meniru model 

pendidikan Barat secara membabi buta berdasarkan slogan umum "Barat adalah 

yang terbaik", dengan asumsi bahwa warisan Islam tidak dapat lagi mengarahkan 

perbaikan sistem pendidikan di zaman modern. 

Mengenai kurangnya visi Islam, umat Islam tidak membuat perbaikan 

yang signifikan dalam pendidikan selama dua abad terakhir karena mereka tidak 

                                                           
32 Stenberg Leif, „The Islamization of Science: Four Muslims Positions Developing an 

Islamic Modernity‟, dissertation, al-qiyam 1 no. 3 (Lund University Sweden, 1996), h 154. 
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memiliki semangat dan visi keagamaan dan tidak termotivasi oleh semangat dan 

visi Islam, sehingga mereka mencari ilmu bukan demi Tuhan, tetapi karena alasan 

materialistis, egois atau nasionalistis. Oleh karena itu, mereka memperoleh semua 

pengetahuan yang tersedia di Barat atau mengasimilasi apa yang mereka pelajari 

untuk dimasukkan ke dalam pandangan Islam tentang pengetahuan dan 

kebenaran, seperti halnya Muslim kuno mempelajari dan mengislamkan sains 

Yunani kuno, Persia dan India. 

Ismail Raji al-Faruqi lebih lanjut menyatakan bahwa pendidikan di dunia 

Islam tidak memiliki visi. Lagi pula, kepemimpinan mereka tidak memiliki 

perspektif seperti Barat dan tidak menganut perspektif Islam. Yakni, 

ketidaktahuan yang disengaja, kemalasan dan ketidakpedulian. Di dunia Islam, 

kepemimpinan pendidikan tanpa budaya dan tanpa alasan. Nasionalisme telah 

mengilhami universitas-universitas Barat selama 200 tahun terakhir ketika 

Romantisisme menggantikan Tuhan Kristen yang mati dengan "nasionalisme" 

sebagai realitas otentik tertinggi. Bagi umat Islam tidak ada realitas hakiki selain 

Allah Swt. Itulah mengapa kesetiaan tertinggi kepada negara-bangsa tidak 

mungkin dan itu adalah penghujatan. Apapun hubungan seorang Muslim dengan 

warisan dan masa lalunya, tidak mungkin baginya untuk bernostalgia dalam arti 

yang sama seperti Eropa yang menggantikan agama Kristen dengan 

nasionalisme.
33

 

Selain itu merujuk pada visi Islam, Ismail Raji al-Faruqi menjelaskan 

bahwa akar dari malaise tersebut terdapat pada pengaruh pembentukan dunia 

pemikiran berdasarkan visi kebebasan dunia Islam, yaitu pemikiran dari Barat. 

Disiplin yang berkaitan dengan ilmu humaniora, ilmu sosial dan ilmu alam, 

                                                           
33 Ismail Raji Al-Faruqi, Islamization Of Knowledge: General Principles and Work Plan, 

ed. by Abdul Hamid Abu Sulayman (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1988), h 

7. 
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diperkenalkan yang merupakan pengenalan untuk Islam. Di bidang sains hal ini 

menyebabkan lahirnya metode-metode baru karya ilmiah. Hasilnya adalah 

ketergantungan pada penelitian non-Islam dan produksi pengetahuan yang 

bertentangan dengan klaim Islam. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi umat 

dikenal juga dengan melemahnya ruh dan buruknya pandangan.
34

 

Sayyid Qutb, seorang pengkritik keras pemikiran dan sistem pendidikan 

Barat modern. Menyatakan bahwa beberapa orang Barat yang lebih tercerahkan 

menyadari bahwa peradaban Barat yang materialistis mengancam kelangsungan 

hidup seluruh umat manusia. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran yang tak 

henti-hentinya di dunia manusia. Persaingan tanpa akhir, perselisihan 

berkepanjangan dan kemerosotan semua sifat manusia. Dan terlepas dari semua 

keberhasilan sains, yang dapat membawa kebahagiaan, kedamaian dan kepuasan 

manusia, bukankah dasar filosofi hidup Barat murni materialistis dan oleh karena 

itu tidak cocok untuk membimbing orang di jalan menuju kesempurnaan.
35

 

Pemikiran serupa juga dikemukakan oleh ulama Islam kontemporer 

lainnya seperti Profesor Mumtaz Ali, menambahkan alasan lain untuk masalah 

saat ini. Dia mengaitkan alasannya dengan kurangnya visi Islam tentang 

kehidupan. Ia menjelaskan hal ini dengan pertanyaan sederhana: Mengapa kita 

membutuhkan visi dalam hidup kita? Jawabannya adalah kita ingin kesejahteraan 

dunia ini bergantung pada penglihatan yang sepenuhnya benar dan nyata. 

Pandangan hidup Islam tidak didasarkan pada dugaan atau spekulasi tetapi pada 

pengetahuan sadar akan Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap visi kehidupan yang 

dikembangkan di tempat lain yang diwahyukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah 

didasarkan pada ketidaktahuan karena manusia tidak memiliki pengetahuan dan 

                                                           
34 Stenberg Leif, „The Islamization of Science: Four Muslims Positions Developing an 

Islamic Modernity‟, h 162. 
35 Muhammad Mumtaz Ali, The History and Philosophy of Islamization of Knowledge; A 

Preliminary Study of the Pioneers Thought (Malaysia: IIUM Press, 2010), h 105. 
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kemampuan untuk mengembangkan visi hidupnya sendiri. Al-Qur'an dan As-

Sunnah memuat pedoman hidup Syariah yang menggambarkan nilai-nilai 

ketuhanan dan universal di mana masyarakat yang sehat dikembangkan dengan 

nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana umat Islam mengabaikan pesan dan misi 

Islam, sehingga mereka mengabaikan visi sejati kehidupan Muslim yang 

berkontribusi besar pada kejatuhan mereka.
36

 

Alasan lain diberikan oleh Ibn Khaldun dalam Muqadimah dan Sayyid 

Maududi dalam gerakan Islam; Dinamika Nilai, Kekuasaan dan Perubahan”. 

Keduanya berpendapat bahwa ketiadaan ijtihad dan kepemimpinan yang dinamis 

adalah penyebab utama kemunduran Islam. Mereka menjelaskan bahwa maju 

mundurnya suatu bangsa dan peradaban bergantung pada peran pemimpin dan 

ilmuwan dalam masyarakat. Klaim ini didukung penuh oleh bukti empiris baik 

dari Barat maupun dunia Islam. Sayangnya, perhatian masyarakat telah bergeser 

dari tugas kepemimpinan. Mereka tidak dapat memahami hal-hal duniawi dengan 

sifat-sifat duniawi yang baik. Karena kurangnya kepemimpinan politik dan 

intelektual, maka umat Islam di seluruh dunia saat ini menghadapi kemerosotan
37

. 

Abdul Hamid Abu Sulaiman, pelopor gerakan Islamisasi sains dan 

Presiden Dewan Pendanaan Institut Internasional Pemikiran Islam, menegaskan 

bahwa akal adalah unsur yang bekerja pada tataran yang lebih mendasar dan 

memenuhi syarat untuk memperoleh pemahaman atau program untuk mencapai 

hasil nyata. Oleh karena itu, mayoritas pemikir Islam menyadari bahwa semua 

tantangan zaman kita bersifat intelektual dan harus didiskusikan secara intelektual 

dan strategis melalui ijtihad.
38

 

                                                           
36 Ismail Raji Al-Faruqi, Islamization of Knowledge:  General Principles and Work Plan, 

h 44. 
37 Ismail Raji Al-Faruqi, Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan, h 

46-47. 
38 Muhammad Mumtaz Ali, The History and Philosophy of Islamization of Knowledge; A 

preliminary Study of the Pioneers Thought, h 180. 
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Setelah mayoritas pemikir Muslim mengidentifikasi penyebab 

fundamental kemunduran umat Islam, Ismail Raji al-Faruqi mulai mencari cara 

untuk menyelamatkan umat dari krisis ini dan muncul dengan ide Islamisasi sains 

sebagai sarana Islamisasi secara lebih luas dan kebangkitan umat. 

Pada dasarnya ada tiga dimensi Ismail Raji al-Faruqi dalam usahanya 

menerapkan gagasan Islamisasi Sains yaitu:  

(i) Diseminasi visi Islam  secara luas oleh organisasi, seminar dan konferensi 

(ii) Islamisasi sistem pendidikan di semua negara Muslim 

(iii) Inovasi bahasa Inggris Islami. Bahkan, segala sesuatu berusaha dibuat dari 

sudut pandang reformasi. Al-Tawhid: Its Imlications for Thought and Life 

dianggap sebagai cetak biru untuk mencapai agenda reformasinya. 

Ismail Raji al-Faruqi tidak menganggap iman sebagai perbuatan, 

keputusan dan resolusi untuk menerima atau bersandar serta sebagai sesuatu yang 

tidak dikenal diterima kebenarannya. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang terjadi 

pada seseorang ketika kebenaran, fakta-fakta dari masalah  menyerang orang 

tersebut dan meyakinkannya tanpa keraguan akan kebenarannya. Oleh karena itu, 

iman dan yaqin (kepastian) adalah sinonim, karena sebelum mencapai yaqin 

seseorang dapat mengingkari dan mempertanyakan kebenaran. Tetapi ketika 

diterima, kebenaran itu ditegakkan dan meyakinkan
39

.  

Ide ini dikonfirmasi oleh John Esposito dan John Voll. Mereka 

mengatakan dalam pembuat kontemporer Islam bahwa Ismail Raji al-Faruqi 

percaya bahwa Islam harus direformasi. Namun, Ismail Raji al-Faruqi memulai 

misinya terutama dengan membangkitkan kesadaran di kalangan intelektual 

Muslim tentang krisis umat dan juga menunjukkan aspek negatif dari dominasi 

Barat di semua bidang kehidupan, terutama di bidang pendidikan. Ia mencoba 

                                                           
39 Ibrahim Zakyi, „The Martin Luther of Islam?: Ismail Raji Al-Faruqi Impact on 

Contemporary Islamic Intellectualism‟, American Jurnal of Islamic Social Sciences, 31, no. 1, h 3. 
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menunjukkan bagaimana umat Islam secara membabi buta meniru Barat atas 

dasar bahwa umat Islam tidak dapat bersaing dengan Barat dan tidak dapat 

memperbaiki keadaan mereka tanpa bantuan Barat. Cara berpikir seperti ini pada 

akhirnya membuat umat Islam mengabaikan peran Islam sebagai sumber segala 

kemajuan yang inovatif dan kreatif. 

Untuk meningkatkan kesadaran, Ia menyelenggarakan banyak konferensi 

di seluruh dunia. Misalnya, pada tahun 1977 diadakan konferensi di Lugano, 

Swiss yang merupakan inisiatif dari Asosiasi Ilmuwan Sosial Islam (AMSS). 

Konferensi tersebut merupakan konferensi menuju pembentukan Institut 

Internasional Pemikiran Islam (IIIT) yang menunjukkan sebagian keberhasilan 

misi Ismail Raji al-Faruqi. Konferensi tersebut dihadiri oleh 30 pemimpin gerakan 

Islam dan cendekiawan Islam dari berbagai disiplin ilmu dari seluruh dunia. 

Ismail Raji al-Faruqi, Taha Jabir al-Alwani dan Syyed Hossein Nasr menjelaskan 

krisis Islam yaitu krisis pemikiran dan intelektual. Mengenai keberhasilan 

konferensi, Ismail Raji al-Faruqi berpendapat bahwa para peserta sepakat bahwa 

krisis yang dihadapi umat saat ini bersifat intelektual - krisis pemikiran - dan 

solusi harus dicari dalam kerangka itu. Para peserta seminar juga menyatakan 

bahwa cara berpikir dan metode Islam harus diprioritaskan dalam upaya reformasi 

dan perlu dibentuk badan khusus untuk melakukan penelitian di bidang ini.
40

 

Rekomendasi peserta untuk membentuk pemikiran tertentu saat melakukan 

berbagai studi disetujui sehingga Institut Pemikiran Islam Internasional didirikan 

pada tahun 1981 di Herndon, Virginia. Pada tahap awal institut tersebut, ia 

menghasilkan Islamisasi sains: prinsip umum dan rencana kerja sebagai rencana 

untuk menghasilkan ide. Kemudian, menurut Ismail Raji al-Faruqi, edisi pertama 

buku ini merupakan hasil Konferensi Internasional Kedua tentang Islamisasi Sains 

                                                           
40 Stenberg Leif, The Islamization of Science: Four Muslims Positions  Developing an 

Islamic Modernity, h 154. 
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di Islamabad, Pakistan pada tahun 1982. Konferensi ini terselenggara atas 

kerjasama Institut Pemikiran Islam Internasional dan Universitas Islam 

International dari Islamabad. Setelah konferensi di Pakistan, staf departemen 

memutuskan untuk menerbitkan rencana rinci sebagai panduan bagi para 

intelektual dan mahasiswa Muslim di bidang Islamisasi sains. Rencana kerja terus 

berkembang, Edisi kedua berfokus pada krisis pikiran yang mencakup dua 

dimensi dasar. Pertama menyangkut proses pemikiran intelektual dan yang kedua 

menyangkut umat dan warisan mereka. 

IIIT terus memperluas kegiatannya. Selain konferensi tahun 1982 yang 

diadakan di Islamabad, IIIT mengadakan dua konferensi penting lainnya. Pertama 

terjadi pada tahun 1984 di Kuala Lumpur Malaysia, bekerja sama dengan 

Kementerian Pemuda dan Kebudayaan dan yang kedua pada tahun 1986 di 

Khartoum, Sudan dan kemudian bekerja sama dengan Universitas Khartoum. 

Pertama adalah konferensi di Malaysia yang dihadiri oleh Perdana Menteri 

Mahatir Muhammad yang memberikan presentasi dan menyatakan dukungannya 

terhadap Islamisasi sains yang disampaikan oleh IIIT. Kesuksesan IIIT di 

Malaysia juga berujung pada berdirinya International Institute of Islamic Thought 

Malaysia (IIITM). Koneksi juga dilakukan ke beberapa organisasi dan universitas 

di Amerika Serikat dan Inggris Raya. IIIT memiliki jaringan distributor dan 

kantor lokal di seluruh dunia, terutama di Eropa, Timur Tengah dan Asia. 

Beberapa distributor dan kantor lokal yang baru didirikan berlokasi di negara-

negara Muslim terutama di Timur Tengah. Banyak proyek Institut dilakukan di 

universitas-universitas Mesir seperti Universitas Kairo dan Universitas al-Azhar.  

Meski kesadaran akan krisis semakin meningkat di kalangan intelektual 

Muslim melalui seminar dan konferensi, Ismail Raji al-Faruqi mencoba 

menyampaikan pesan tersebut melalui berbagai publikasi. Ini termasuk American 
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Journal of Islamic Social Sciences (AJISS), jurnal kuartal yang diterbitkan oleh 

IIIT dengan asosiasi ilmuwan sosial Islam. Jurnal ini berperan penting dalam 

menyebarkan gagasan Islamisasi sains. Ini juga bertujuan untuk bertindak sebagai 

jembatan bagi para intelektual dan cendekiawan Muslim di seluruh dunia untuk 

mempengaruhi pengembangan pendekatan ilmiah di bidang ilmu sosial dan studi 

humaniora Islam. Bersama yayasan Islam Leicester UK, lembaga ini menerbitkan 

kamus kajian umat Islam. Oleh karena itu, IIIT telah mengembangkan jaringan 

distribusi yang luas untuk menyebarkan gagasannya di kalangan umat Islam. 

Islamisasi sains Ismail Raji al-Faruqi memegang posisi penting bagi para 

pendukung ide-ide yang disampaikan oleh publikasi IIIT, terutama mereka yang 

berpartisipasi dalam konferensi yang diselenggarakan oleh lembaga dan 

menerbitkan artikel dan monograf di dalamnya. Sumber referensi utama dalam 

teks-teks yang dicetak dan diterbitkan oleh IIIT adalah Al-Quran dan banyak 

referensi sunnah. 

Setelah upaya Ismail Raji al-Faruqi untuk meningkatkan kesadaran serta 

memperkenalkan rencana Islamisasi Sains di kalangan intelektual dan 

cendekiawan Muslim, langkah Ismail Raji al-Faruqi selanjutnya dalam proyek 

Islamisasi sains adalah mengislamkan system pendidikan di negara-negara 

Muslim. Cendikiawan Islam modern telah mempertimbangkan hal ini, 

mengatakan bahwa salah satu alasan utama dibalik kemunduran umat Islam 

terletak pada upaya memanasi dan pengaruh pendidikan Barat di negara-negara 

Muslim. 

C. Konstruksi dan Diseminasi Islamisasi Sains 

Islamisasi Sains mengandung makna mengkaji dan mengkritisi ulang 

terhadap produk ijtihad dari para ulama dan juga produk-produk ijtihad non 

Muslim terdahulu di bidang ilmu pengetahuan dengan cara melakukan verifikasi 
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agar ditemukan relevan atau tidaknya pandangan, temuan, teori dan sebagainya 

dengan konteks ruang dan zamannya serta berusaha menggali dan mencari 

alternatif yang baru terhadap produk kajian sebelumnya yang dipandang tidak 

relevan lagi dalam konteks sekarang
41

. 

1. Tujuan Islamisasi Sains 

Ide Islamisai Sains telah dicanangkan melalui perdebatan serta diskusi-diskusi  

yang dilakukan dalam sejumlah seminar. Walaupun ide tersebut banyak yang 

tidak mendukung maupun pro kontra, tetapi ide ini  dapat diterapkan dalam 

suatu pendidikan masa sekarang. Agar terciptanya gagasan Islamisasi dengan 

baik, Ismail Raji al-Faruqi membuat suatu tujuan-tujuan dari rencana kerja 

yaitu: 

a. Penguasaan disiplin ilmu modern 

b. Penguasaan khasanah Islam 

c. Penentuan relevansi Islam bagi masing-masing bidang ilmu modern 

d. Pencarian sintesa kreatif antara khasanah Islam dengan ilmu modern 

e. Pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai 

pemenuhan pola rencana Allah Swt
42

. 

2. Langkah-langkah Islamisasi Sains 

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan ini, sejumlah langkah harus diambil 

menurut suatu urutan logis yang menentukan prioritas-prioritas masing-masing 

langkah tersebut. 

 
 

a. Penguasaan Disiplin Ilmu Modern: Penguraian Kategoris 

                                                           
41 Muhaimin, Redefinisi Islamisasi Pengetahuan: Upaya Menjajaki Model-Model 

Pengembangannya dalam Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, 

Sosial dan Keagamaan, ed. by Imam Suprayogo (Malang: UIN Malang Press, 2006), h 235. 
42 Ismail Raji al-Faruqi, Islamization of Knowledge, Terj. Anas Mahyuddin, Islamisasi 

Ilmu Pengetahuan, h 98. 
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Disiplin-disiplin ilmu dalam tingkat kemajuannya sekarang di Barat harus 

dipecah-pecah menjadi kategori-kategori, prinsip-prinsip, metodologi-

metodologi, problema-problema dan tema-tema. Penguraian tersebut 

tidaklah berbentuk judul-judul bab dan tidak pula ditulis dalam istilah-

istilah teknis. Hasil uraian tersebut harus berbentuk kalimat-kalimat yang 

memperjelas istilah-istilah teknis, menerangkan kategori, prinsip, problema 

dan tema pokok disiplin ilmu-ilmu Barat
43

. 

b. Survei Disiplin Ilmu 

Setiap disiplin ilmu harus disurvei dan esai-esai harus ditulis dalam bentuk 

bagan mengenai asal usul dan pertumbuhan metodologinya, perluasan 

cakrawala wawasannya,  dan tak lupa  sumbangan-sumbangan pemikiran 

yang diberikan oleh para tokoh utamanya. Langkah ini bertujuan untuk 

memantapkan pemahaman Muslim akan disiplin ilmu yang dikembangkan 

di dunia Barat. Survei disiplin ilmu yang cukup berbobot dan lengkap, akan 

menjadi dasar bagi para ahli yang akan melakukan Islamisasi disiplin ilmu 

tersebut
44

. 

c. Penguasaan Khazanah Islam: Sebuah Antologi 

Perlu ditemukan sampai berapa jauh khasanah ilmiah Islam menyentuh dan 

membahas objek disiplin ilmu modern. Meskipun demikian, kontribusi 

khasanah ilmiah Islam tradisional pada suatu disiplin imu modern tidak 

mudah diperoleh. Alasannya karena  kategori-kategori  yang digunakan oleh 

disiplin-disiplin ilmu modern, tidak dikenal dalam khasanah ilmiah Islam. 

Begitu pula sebaliknya tradisi keilmuan khasanah Islam mungkin 

mengandung bahan-bahan berharga yang tidak dapat dihubungkan dengan 
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Ilmu Pengetahuan, h 99. 
44 Fithriani Gade, Orientas Sains dan Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Bandar Publishing, 

2021), h 18. 
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keilmuan Barat. Langkah ini meliputi persiapan penerbitan antologi bacaan-

bacaan pilihan dari khasanah ilmiah Islam untuk setiap disiplin ilmu 

modern. Antologi-antologi ini akan memberikan kemudahan bagi para 

ilmuan Muslim modern untuk mengetahui sumbangan khasanah ilmiah 

Islam di bidang keilmuan yang menjadi spesialisasi mereka
45

. 

d. Penguasaan Khasanah Ilmiah Islam Tahap Analisa 

Setelah membuat antologi, mereka perlu melakukan analisa terhadap karya-

karya menggunakan latar belakang sejarah dan kaitan antara masalah yang 

dibahas dengan berbagai bidang kehidupan manusia perlu diidentifikasi dan 

diperjelas. Analisa sumbangan khasanah ilmiah Islam itu tentu saja tak bisa 

kita lakukan sembarangan. Prinsip-prinsip pokok, masalah-masalah pokok 

dan tema-tema abadi yaitu tajuk-tajuk yang mempunyai kemungkinan 

relevansi kepada permasalahan-permasalahan masa kini haruslah menjadi 

sasaran strategi penelitian dan pendidikan Islam
46

.  

e. Penentuan Relevansi Islam yang Khas Terhadap Disiplin-disiplin Ilmu 

Bahan-bahan yang telah dibuat dari langkah satu sampai empat akan dibuat 

lebih spesifik dengan cara menterjemahkannya ke prinsip-prinsip yang 

setara dengan disiplin-disiplin ilmu modern dalam tingkat-tingkat 

keumuman, teori, referensi dan aplikasinya. Relevansi dapat diajukan 

dengan tiga persoalan pokok. Pertama, apakah yang telah disumbangkan 

oleh Islam mulai dari Al-Qur'an hingga para modernis masa kini kepada 

keseluruhan permasalahan yang dilingkup oleh disiplin-disiplin ilmu 

modern. Kedua, bagaimanakah besar sumbangan itu jika dibandingkan 

dengan hasil-hasil yang dicapai oleh ilmu-ilmu Barat atau sampai 
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dimanakah tingkat pemenuhan, kekurangan serta kelebihan khasanah Islam 

itu dibandingkan wawasan disiplin ilmu Barat modern. Ketiga, apabila ada 

bidang-bidang masalah yang sedikit disentuh atau bahkan di luar jangkauan 

khasanah Islam, ke arah manakah upaya Muslim harus diusahakan untuk 

mengisi kekurangan, merumuskan kembali permasalahannya dan 

memperluas cakrawala wawasan disiplin ilmu tersebut
47

. 

f. Penilaian Kritis Terhadap Disiplin Ilmu Modern: Tingkat perkembangannya 

di masa kini 

Setelah disiplin ilmu modern maupun khasanah Islam telah dijelaskan 

maupun diidentifikasi dan setelah relevansi Islam terhadap masing-masing 

disiplin telah dipeerjelas, maka saatnya untuk melakukan analisa ktitis 

terhadap masin-masing disiplin itu dilihat dari sudut pandang Islam. Ini 

adalah suatu langkah utama dalam proses Islamisasi Sains. Selanjutnya 

permasalahan pokok dan tema-tema abadi masing-masing disiplin harus 

dianalisa untuk mendapatkan pengandaian-pengandaian yang diambil 

beserta hubungannya dengan wawasan inti daripada disiplin ilmu yang 

bersangkutan. Tujuan utama masing-masing disiplin harus dikaitkan secara 

kritis dengan metodologi yang dipakai serta sasarannya. Disini ada beberapa 

hal yang harus dijawab. Pertama, benarkah disiplin ilmu tersebut telah 

memenuhi wawasan para pelopornya. Kedua, benarkah Ia telah merealisasi 

peranannya dalam upaya besar manusia untuk mencari kebenaran. Ketiga, 

sudahkah disiplin ilmu tersebut memenuhi harapan manusia dalam tujuan 

umum hidupnya. Keempat, sudahkah disiplin ilmu tersebut dapat 

menyumbang pemahaman dan perkembangan pola penciptaan Ilahiah yang 

harus diwujudkannya. Jawaban pertanyaan ini harus dikumpul dalam 
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laporan mengenai tingkat perkembangan disiplin ilmu modern dilihat dari 

sudut pandang Islam dan memberikan kecerahan dalam permasalahan yang 

memerlukan perbaikan, penambahan, perubahan dan penghapusan Islami
48

. 

g. Penilaian Kritis Terhadap Khasanah Islam: Tingkat perkembangannya 

dewasa ini 

Adapun yang dimaksud dengan khasanah Islam adalah Al-Qur'an dan 

Sunnah. Kedua hal tersebut bukanlah sasaran kritik atau penilaian dan 

sesuatu yang tidak untuk dipertanyakan. Tetapi pemahaman Muslim 

mengenai kedua hal tersebut perlu dipertanyakan dan harus dinilai, dikritik 

berdasarkan prinsip dari kedua sumber pokok Islam. Unsur manusiawi ini 

perlu mendapat sorotan karena ia tidak lagi memainkan peranannya yang 

dinamis dalam kehidupan Muslim masa kini. Relevansi pemahaman 

manusiawi tentang wahyu Ilahi di berbagai bidang permasalahan manusia 

harus dikritik dari tiga sudut. Pertama, wawasan Islam sejauh yang ditarik 

langsung dari sumber-sumber  wahyu beserta kongkretisasinya dalam 

sejarah kehidupan Rasulullah Saw, para sahabat dan keturunannya. Kedua, 

kebutuhan umat Islam dunia masa kini. Ketiga, semua pengetahuan modern 

yang diwakili oleh disiplin tersebut. Apabila khasanah Islam tidak sesuai, ia 

harus dikoreksi dengan usaha-usaha masa kini. Sebaliknya apabila sesuai, 

perlu dikembangkan lebih lanjut
49

. 

h. Survei Permasalahan yang Dihadapi Umat Islam 

Langkah selanjutnya yaitu melakukan survei pada setumpuk permasalahan 

di semua bidang kehidupan. Masalah-masalah ekonomi, sosial dan politik 

yang sedang dihadapi dunia Islam ini, membutuhkan survei empiris dan 
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analisa kritis. Kearifan yang terkandung dalam setiap disiplin ilmu harus 

dimanfaatkan untuk menanggulangi permasalahan umat Islam agar kaum 

Muslim dapat memetakan dengan teliti semua pengaruh yang dapat 

diberikannya pada tujuan global Islam. Ilmuwan Muslim tidak boleh 

membatasi ilmunya pada satu titik yang hanya memuaskan keingintahuan 

intelektualnya lepas dari kenyataan dan harapan serta aspirasi umat Islam 

keseluruhan
50

. 

i. Survei Permasalahan yang Dihadapi Umat Manusia 

Selain permasalahan umat Islam, tanggung jawab umat Islam bukan hanya 

masalah kesejahteraan umat Islam saja, melainkan juga seluruh umat 

manusia di dunia ini. Oleh karena itu, para pemikir Islam dipanggil untuk 

menghadapi dan meyelesaikan masalah dunia dewasa ini sesuai dengan 

Islam. Umat Islam dewasa ini satu-satunya pembicara yang pantas untuk 

umat manusia yang kehilangan tujuan diantara kaum kolonialis, imperialis 

dan kaum revolusioner yang melakukan penindasan. Ethnosentrisme telah 

memecah-belah hubungan antara manusia di seluruh pelosok dunia. Alkohol 

dan obat bius, pelacuran dan kemerosotan etika keluarga, buta huruf dan 

kemalasan, militerisme dan perlombaan senjata, pemerkosaan alam dan 

ancaman akan keseimbangan ekologis bumi. Tentu saja masalah ini 

merupakan wilayah lain bagi pelaksanaan Islam yang sangat penting bagi 

kesejahteraan umat Islam maupun umat manusia
51

. 

j. Analisa Kreatif dan Sintesa 

Setelah memahami permasalahan umat Islam maupun permasalahan lebih 

luas yang dihadapi ummat manusia dilihat dari sudut pandang Islam, tahap 
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selanjutnya untuk melakukan lompatan kreatif. Sintesa kreatif harus 

dicetuskan diantara ilmu-ilmu Islam tradisional dan disiplin-disiplin ilmu 

modern untuk dapat mendobrak kemandegan selama beberapa abad terakhir. 

Khasanah ilmu Islam harus berkesinambungan dengan hasil-hasil ilmu 

modern dan harus mulai menggerakkan tapal batas depan ilmu pengetahuan 

ke cakrawala-cakrawala yang lebih jauh daripada apa yang diperkirakan 

oleh disiplin-disiplin ilmu modern
52

. 

k. Penuangan Kembali Disiplin Ilmu Modern ke dalam Kerangka Islam: Buku-

buku Daras Tingkat Universitas 

Berdasarkan wawasan-wawasan baru tentang makna Islam serta pilihan-

pilihan kreatif bagi realisasi makna tersebut maka sejumlah buku daras 

tingkat perguruan tinggi akan ditulis di semua bidang keilmuwan modern. 

Gerakan Islamisasi ini bukanlah pencapaian akhir tetapi baru sebagai 

permulaan. Berbagai esai yang mencerminkan dobrakan-dobrakan 

pandangan bagi setiap topik, cabang ilmu atau permasalahan harus ditulis 

lebih banyak agar  sebuah wawasan latar belakang atau bidang relevansi 

diharapkan akan muncul relevansi wawasan Islam bagi masing-masing 

cabang ilmu modern. Islamisasi disiplin ilmu tidak mungkin terealisasi 

melalui sebuah buku daras, walaupun buku tersebut sudah memenuhi syarat 

dengan sempurna. Maka dari itu, buku daras selain jadi pegangan serta 

membina daya intelektual pemikir Muslim, juga untuk memproyeksikan 

wawasan Islam yang luas itu. Buku daras tingkat perguruan tinggi adalah 

hasil dari proses Islamisasi disiplin-disiplin ilmu modern
53

. 
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l. Penyebarluasan Ilmu-ilmu yang Telah Diislamiskan 

Karya apa saja yang dibuat berdasarkan Lillahi Ta'ala adalah menjadi milik 

seluruh umat Islam dan mengharuskannya untuk tersedia bagi siapa saja 

yang ingin menginvestasikan kertas, tinta dan segala yang dibutuhkan untuk 

melaksanakannya. Karya intelektual yang dibuat dimaksudkan untuk 

membangkitkan, mencerahkan dan memperkaya umat Islam maupun umat 

manusia. Dengan adanya wawasan Islam didalamnya, kesadaran umat 

diharapkan terbangun dari lelapnya dan akan bangkit dengan tenaga-tenaga 

baru yang belum pernah tercapai sebelumnya. Karya ini harus dibagikan 

dengan sukarela kepada setiap ilmuwan Muslim di Perguruan Tinggi. 

Begitu pula dengan cara membagikan karya-karya tersebut ke tangan para 

pemikir Islam, karya tersebut akan merupakan hadiah terbesar yang 

mungkin mereka peroleh. Produk hasil rencana kerja harus secara resmi 

disajikan di semua perguruan tinggi Muslim dunia dengan permintaan agar 

mereka mempertimbangkan produk tersebut sebagai bahan bacaan wajib di 

fakultas yang bersesuaian
54

. 

Adapun alat-alat bantu lain untuk mempercepat Islamisasi Sains: 

a. Melakukan serangkaian konferensi dan seminar yang melibatkan para ahli 

dibidangnya untuk memecahkan persoalan  yang menguasai pengkotaan 

antar disiplin. 

b. Setelah buku pelajaran dan tulisan-tulisan pendahuluan tela dibuat mulai 

dari langkah 1 hingga 12, maka diperlukan staf pengajar yang telah dilatih 

menggunakannya. Para ahli yang membuat produk haru  bertemu dengan 

para staf pengajar untuk membahas mengenai pra anggapan tak tertulis, 

                                                           
54 Adian Husaini, Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam, h 286. 

. 



64 
 
 

dampak-dampak yang tak terduga daripada teori, prinsip dan pemecahan 

masalah yang dicakup buku tersebut
55

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Ismail Raji al-Faruqi, Islamization of Knowledge, Terj. Anas Mahyuddin, Islamisasi 

Ilmu Pengetahuan, h 118. 
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BAB IV  

PENGARUH ISLAMISASI SAINS ISMAIL RAJI AL-FARUQI 

TERHADAP PEMBAHARUAN ISLAM DI MALAYSIA 

 

A. Pengaruh Terhadap Kehidupan Politik di Malaysia 

Islamisasi adalah proses mengubah cara hidup budaya masyarakat dari 

cara lama ke cara agama baru menurut Al-Qur'an dan Hadits. Pemahaman 

Islamisasi harus dilihat dari perspektif yang luas yang mencakup hakikat dan 

realitas sejarah saat ini. Penafsiran Islamisasi didasarkan pada konsep Islam itu 

sendiri. Islam dan Islamisasi adalah dua istilah yang sinonim. Al-Qur'an menyebut 

Islam al-din sebagaimana terekam dalam Surat Ali Imran ayat 19: "Sungguh, di 

mata al-din Allah adalah Islam." Islamisasi merupakan konsep yang lebih 

mengutamakan pelaksanaannya. Keberhasilan atau kegagalan Islamisasi terletak 

pada proses adopsi al-din, Islamisasi dicirikan sebagai konsep pembudayaan 

masyarakat dengan prinsip dan nilai-nilai Islami, meliputi seluruh bidang 

kehidupan sedemikian rupa sehingga Islam ditempatkan sebagai al-din dalam 

posisi tinggi. Hal ini semakin memancarkan seluruh nilai-nilai keislaman dalam 

masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai kemanusiaan pada kedudukan yang 

tinggi
1
. 

Hubungan Ismail Raji al-Faruqi dengan komunitas Muslim di Malaysia 

sudah ada sejak tahun 1960-an, seperti akademisi, pakar politik dan pemimpin 

LSM di Malaysia. Berawal ketika Ismail Raji al-Faruqi mengirimkan 

pengumuman dan bertukar pandangan dengan Syed Muhammad Naquib al-Attas 

selaku pengarah Institut Bahasa, Kebudayaan dan Kesusastraan Melayu (IBKKM) 

dalam Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Pada masa ini, kegiatan Islam 

                                                           
1 Helmiati , Islam Dalam Masyarakat dan Politik Malaysia (Pekanbaru: Suska Press, 

2007), h 291. 
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menimbulkan kejutan baik bagi umat Islam maupun non Muslim. Para aktivis 

Islam menyebabkan beberapa komunitas membentuk kelompok feodal, modernis, 

sekularis, nasionalis, atheis atau pemuka agama yang seolah-olah membentuk 

aliansi penghinaan untuk memprotes para aktivis Islam. Dulu kegiatan Islam 

umumnya dilakukan oleh badan-badan tertentu, seperti dinas keagamaan (sejenis 

departemen agama) dan orang-orang tertentu seperti kyai dan ustadz. Risalah 

Islam hanya disampaikan dalam pertemuan-pertemuan kecil dalam bentuk 

perkumpulan atau kongres yang dipimpin oleh ustadz dan guru besar
2
. 

 Pengaruh Ismail Raji al-Faruqi dalam percaturan politik Malaysia secara 

umum telah meningkat secara dramatis sejak tahun 1974-an ketika kunjungan 

keduanya saat di undang oleh Anwar Ibrahim selaku ketua Angkatan Belia Islam 

Malaysia (ABIM) untuk berbicara di kongres ABIM. Dalam kunjungan itu, Ismail 

Raji al-Faruqi menyampaikan gagasan besarnya dalam kongres ABIM seperti 

Islamisasi Sains sehingga melalui gerakan ABIM, gagasan beliau mulai 

dipopulerkan di Malaysia .
3
 Melalui gagasan Ismail Raji al-Faruqi, Anwar 

Ibrahim selaku ketua ABIM banyak memakai gagasan Ismail Raji al-Faruqi untuk 

kebangkitan Islam melalui gerakan-gerakan dakwah dan telah memainkan 

peranannya dalam mempengaruhi pihak pemerintah. Anwar Ibrahim gigih 

mempelopori dan mengusung idea dan pemikiran Ismail Raji al-Faruqi. Beliau 

telah berusaha untuk menyebarkan karya beliau dan mengangkat cita-citanya. 

Dalam kunjungan berikutnya pada tahun 1981, Anwar Ibrahim selaku 

ketua ABIM membawa surat ke tempat Ismail Raji al-Faruqi untuk 

memberitahukan latar belakang gerakan ABIM dan hubungannya dengan aktivitas 

                                                           
2 Abdullah Rahman Haji, Pemikiran Islam  di Malaysia (Jakarta: Gema Insani Press, 

1997), h 136. 
3 Wan Mohd Nor Wan Daud, The Educational Philosophy and Practice of Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and 

Civilization (ISTAC), h 380. 
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politik Malaysia
4
. Sekembalinya ke Amerika Serikat, Ismail Raji al-Faruqi 

membalas surat tersebut lalu mengomentari isinya sekaligus pengamatan yang 

dilakukan selama kunjungannya ke Malaysia. Nasihat Ismail Raji al-Faruqi adalah 

bahwa ABIM harus memberi nasihat kepada pemerintahan secara eksternal dan 

perlu bergabung dalam partai politik yang berkuasa di pemerintahan. Pernyataan 

ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Islamisasi dan penerapan nilai-nilai 

Islam khususnya di pemerintahan. 

Berdasarkan usulan dari Ismail Raji al-Faruqi, maka Pada tahun 1984, 

ketika IIIT mengadakan konferensi di Malaysia yang dihadiri oleh perdana 

menteri Mahathir Muhammad yang memberikan presentasi dan menyatakan 

dukungannya terhadap Islamisasi Sains. Berdasarkan kesepakatan dan dukungan 

tersebut, maka   Mahathir Muhammad pun mewujudkan Islamisasi dan 

memasukkan nilai-nilai Islam kedalam pemerintahan negara yang manifestasinya 

mengarah pada aktivitas di semua tingkatan yang memperkuat kehadiran Islam di 

negara Malaysia
5
. Intensitas kebijakan pemerintah terhadap Islam secara jelas 

telah memperlihatkan kebijakan pro Islam. Kebijakan tersebut ditunjukkan 

dengan berbagai kebijakan yang meyakinkan rakyat Malaysia dan kaum Muslimin 

bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam mendukung peran Islam. 

Pemerintah bahkan memperlihatkan sikap yang mendukung Islam dengan 

melakukan program Islamisasi dan penerapan nilai-nilai Islam yang menelan 

biaya relatif besar mulai dari pengrekrutan tokoh-tokoh Islam untuk masuk dalam 

struktur pemerintahan sampai pada penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur 

serta menyelenggarakan program-program dan aktivitas-aktivitas yang pro Islam. 

                                                           
4 „Surat Anwar Ibrahim Kepada Al-Faruqi, Bertarikh 12 Januari 1981. Kandungan Dalam, 

Http://Members.Tripod.Com/Surat Lama/Faruqi‟. 
5 „Surat Al-Faruqi Kepada Anwar Ibrahim, Bertarikh 26 Januari 1981 Kandungan Dalam 

Http://Members.Tripod.Com/Surat Lama/Anwar‟. 



68 
 
 

Hal ini dijelaskan dalam kebijakan tahun 1984 untuk memperkenalkan nilai-nilai 

Islam ke  dalam pemerintahan
6
. 

Dengan dasar Islamisasi yang diperkenalkan pemerintahan pada 1984, 

Ismail Raji al-Faruqi telah memainkan peranan yang signifikan dalam 

mengembangkan aspirasi dan memperjuangkan visi yang bermakna ini dengan 

merangka konsep dan rencana dasar tentang politik Islam dan dalam 

mengusahakan pembangunan agensi dan institusi Islam yang penting di Malaysia. 

Di Malaysia, kekuatan pengaruh dan implikasi pemikirannya mempunyai dampak 

yang luar biasa dalam pembangunan Islam. Ideanya ditengahkan dalam banyak 

dasar dan inisiatif yang diambil oleh pemerintah Malaysia. Ismail Raji al-Faruqi 

turut menaruh keyakinan yang tinggi terhadap keupayaan Malaysia untuk 

mencetuskan kebangkitan dan perubahan. 

Sebagaimana dipahami di atas, Islamisasi di Malaysia bukanlah sebuah 

inovasi melainkan sebuah aktivitas yang dipraktikkan dalam konteks sosial di 

mana Islam telah memeluk sebagian besar penduduk negara ini beberapa abad 

yang lalu. Seperti yang ditunjukkan pada paragraf sebelumnya, Islamisasi 

Malaysia yang berlangsung hingga hari ini ditonjolkan oleh upaya berkelanjutan 

untuk membentuk dan melahirkan budaya nasional dan kegagalan  serta 

penolakan terhadap beberapa filosofi eksternal dan isme yang pernah menjadi 

populer sebagai jalan hidup. Islamisasi sebagai proses perbaikan kehidupan 

masyarakat Melayu kuno dan penerapan nilai-nilai Islam kepada masyarakat dan 

politik Malaysia merupakan sosialisasi yang luar biasa. Perkembangan Islam 

menjadi semakin dramatis, karena Islamisasi juga dijadikan sebagai bagian 

                                                           
6 Hussin Mutalib, Islam In Malaysia From Revivalism to Islamic State (Singapore: 

Singapore University Press, 1993), h 30. 
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penting dari penanaman budaya bangsa dan diterima sebagai cara operasi 

pemerintah dalam perencanaan pembangunan dan pemajuan negara
7
. 

Dalam beberapa tahun terakhir, semua pihak dalam masyarakat Malaysia 

telah terlibat dalam proses Islamisasi. Dapat dikatakan bahwa hampir semua 

kelompok dalam masyarakat Malaysia telah dipengaruhi oleh Islamisasi ini. Dulu, 

dakwah Islam umumnya dilakukan oleh badan-badan tertentu, seperti dinas 

keagamaan (sejenis departemen agama) dan orang-orang tertentu, seperti kyai dan 

ustadz. Tetapi sekarang aktif Melibatkan baik lembaga negara maupun lembaga 

sosial keagamaan (LSM) di masyarakat.  

Metode dan bentuk dakwah di masyarakat juga mengalami perubahan 

drastis akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Risalah Islam tidak 

lagi hanya disampaikan dalam pertemuan-pertemuan kecil dalam bentuk 

perkumpulan atau kongres yang dipimpin oleh ustadz dan guru besar, tetapi telah 

disebarkan melalui radio, televisi, kaset audio, CD atau video dan ceramah Islam 

intensif di kantor-kantor negara dan swasta. Artinya, pesan dan dakwah Islam 

tidak lagi terbatas pada Orang tua dan santri-santri, tetapi juga kepada ibu bapak 

dan anak-anaknya di rumah, pejabat pemerintah bahkan semua pihak
8
. 

Kini Islam sebagai pesan universal telah menjadi hal yang lumrah dalam 

masyarakat Malaysia. Berbagai pihak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 

melancarkan dakwah. Ini adalah dakwah yang dilakukan secara sistematis, terus 

menerus dan intensif; ada  yang terjadi secara acak dan situasional; dan ada 

dakwah yang dilakukan secara individu, kelompok dan berjamaah. Namun, kesan 

abadi dari kegiatan ini sama dengan Islamisasi masyarakat yang lebih luas atau 

                                                           
7 Helmiati, Islam Dalam Masyarakat dan Politik Malaysia, h 292. 
8 Abdullah Rahman Haji, Pemikiran Islam  di Malaysia (Jakarta: Gema Insani Press, 

1997), h 136. 
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lebih dalam. Dakwah juga memiliki efek akhir yaitu merubah masyarakat menuju 

risalah Islam
9
. 

Dakwah telah menjadi kenyataan dan diterima oleh hampir semua pihak 

yang terlibat. Mengenakan busana muslimah, jilbab dan penutup kepala sudah 

menjadi lebih dari sekedar hal biasa dan sudah menjadi identitas di kalangan umat 

Islam. Penguasaan ilmu Islam mengubah sikapnya dan menumbuhkan 

kecintaannya pada Islam. Pada saat yang sama, mereka semakin menolak praktik 

bid'ah dan takhayul, menentang unsur-unsur luar yang memusuhi Islam dan 

menjadikan mereka memperkuat pegangan terhadap Islam serta Kegiatan dakwah 

dan Islamisasi yang didukung pemerintah tidak lagi mengejutkan anggota 

masyarakat
10

. Dakwah juga tidak lagi menghasilkan tudingan sinis karena mereka 

meyakini bahwa tidak semua hal adalah tren sesaat yang berlalu ketika zaman 

berubah. Dakwah dan Islamisasi  yang sekarang, Perbandingan transformasinya 

secara gamblang dijelaskan oleh Mohamad Abu Bakar sebagai berikut: 

Jika sebelumnya kegiatan dakwah di masyarakat menimbulkan kejutan 

budaya baik bagi umat Islam maupun non-Muslim, kini kehadiran para da'i dan 

dakwah dipandang sebagai hal yang wajar dan diterima sebagai bagian dari kanca 

nasional. Secara historis, para aktivis dakwah menyebabkan beberapa komunitas 

membentuk kelompok feodal, modernis, sekularis, nasionalis, atheis atau pemuka 

agama yang seolah-olah membentuk aliansi penghinaan untuk memprotes para 

aktivis dakwah, tetapi kini setengah dari mereka berdiri di barisan yang sama 

untuk menyampaikan kepada orang-orang atas nama Islam. Bahkan sekarang 

                                                           
9 Muhammad Abu Bakar, Pengislaman, Pembudayaan dan Perkembangan Budaya di 

Malaysia ke Arah Pemupukan Kebudayaan Kebangsaan yang Berteras dan Bertemakan Islam 

(Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Melayu University Malaya, 1985), h 75. 
10 Abdullah, Penyebaran Islam dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu (Kuala 

Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 1999), h 65. 
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pemerintah sendiri telah berinisiatif untuk mempromosikan cita-cita mendirikan 

tatanan Islam
11

.  

Selain itu, sebagai agama yang menjadi bagian dari kehidupan Melayu,  

juga berperan untuk menentukan pendekatan dan metode dalam menghadapi 

persoalan dan masalah
12

. Islam sebagai agama yang menjalin hubungan organik 

antara manusia dengan Tuhan Hablum Minallah, antara manusia dengan manusia 

Hablum Minannas, juga telah mengilhami tanggung jawab baru yang besar dalam 

masyarakat Melayu
13

. 

B. Pengaruh Terhadap Perkembangan Pendidikan di Malaysia 

Kunjungan Ismail Raji al-Faruqi ke Malaysia tahun 1974, masa Mahathir 

Muhammad menjabat sebagai menteri pendidikan ketika itu, telah memiliki 

hubungan dengan dunia pendidikan di Malaysia. Pada bulan September 1974, 

sebuah badan kuasa yang dikenal sebagai Kantor Kekuasaan Kabinet dibentuk 

untuk mengawasi dan menyelidiki pelaksanaan sistem pendidikan pemerintah 

yang telah ada sejak tahun sebelumnya. Kewenangan ini kemudian dikelola oleh 

Menteri Pendidikan pada masa itu yaitu Mahathir Muhammad. Tujuannya adalah 

untuk meninjau tujuan dan efek dari sistem pembelajaran termasuk kurikulumnya 

dalam kerangka kurikulum nasional yang ada untuk memastikan bahwa 

kebutuhan energi rakyat negara dapat dipenuhi dan untuk memastikan bahwa  

sistem pembelajaran memenuhi tujuan negara untuk menciptakan masyarakat 

yang bersatu, disiplin dan terdidik. 

                                                           
11 Muhammad Abu Bakar, Pengislaman, Pembudayaan dan Perkembangan Budaya di 

Malaysia ke Arah Pemupukan Kebudayaan Kebangsaan yang Berteras dan Bertemakan Islam, h 

77. 
12 Siddiq Fadil, Berlakunya Tahun yang Dilingkari Akta dan Diterapkan Enakmen, 1981, 

h 6. 
13 Hussin Mutalib, Islam In Malaysia From Revivalism to Islamic State (Singapore: 

Singapore University Press, 1993), h 30. 
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Demikian laporan Mahathir Muhammad tanggal 7 November 1979, yang 

menyelidiki penyelenggaraan pendidikan dasar, banyak meminjam gagasan Ismail 

Raji al-Faruqi
14

.  Berdasarkan laporan ini, beberapa pemindaian berdasarkan 

tingkat pendidikan dilakukan untuk meningkatkan fungsi sistem pendidikan. 

Laporan ini lebih menekankan pada tujuan 3M (membaca, menulis dan 

menghitung), pendidikan spiritual dan kurikulum Malaysia. Dampak dari laporan 

tersebut adalah Musa Hitam sebagai Menteri Pendidikan yang selanjutnya, 

mengimplementasikan dan meluncurkan pesan Ismail Raji al-Faruqi tentang 

integrasi keilmuan dalam Kurikulum Baru sekolah rendah (KBSR) pada tahun 

1982 dan Kurikulum Sekolah Menengah Terpadu (KBSM) pada tahun 1986 

menggantikan kurikulum sebelumnya. Laporan Mahathir Muhammad juga 

menjadi awal dari dibentuknya Filosofi Pendidikan Negara (FPN) yang semakin 

jelas. 

KBSM yang didirikan untuk mengembangkan potensi individu dalam 

keseluruhannya, seimbang dan terpadu meliputi aspek intelektual, spiritual, 

emosional dan fisik. Sejak pengukuhan ini, KBSM telah diubah berdasarkan 

prinsip-prinsip berikut: 

1. Fokus kurikulum KBSM harus mengikuti kesinambungan KBSR 

(Kurikulum Baru Sekolah Rendah), khususnya dalam menerapkan prinsip 

nilai murni
15

. 

2. KBSM adalah pendidikan umum untuk semua siswa. Tujuannya adalah 

menyelaraskan diri dengan "kinerja yang sama". Oleh karena itu, semua 

siswa wajib menyelesaikan mata pelajaran inti KBSM
16

. 

                                                           
14 Wan Mohd Zahid Mohd, Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian (Kuala Lumpur: 

Nurin Enterprise, 1997), h 18 
15 Pusat Perkembangan Kurikulum, Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah 

Menengah (Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia, 1992), h 5-8. 
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3. Mata pelajaran yang digunakan merupakan kelanjutan dari kurikulum 

Lama Sekolah Menengah Atas (KLSM). Hanya fokus dan materi yang 

diubah sesuai strategi KBSM
17

. 

4. Untuk menciptakan siswa yang integral, maka setiap mata pelajaran di 

KBSM memasukkan unsur keterpaduan antara kebutuhan intelektual, 

spiritual, emosional dan jasmani. 

5.  Semua mata pelajaran KBSM memiliki nilai murni atau kurikulum. 

Secara khusus, nilai-nilai dimasukkan ke dalam mata pelajaran pendidikan 

Islam dan akhlak 
18

. 

Sedangkan yang tidak bisa diabaikan saat mengubah KBSM adalah 

bersandar pada semua ilmu yang berdasarkan tauhid yang diadopsi dari gagasan 

Ismail Raji al-Faruqi. Oleh karena itu kabinet kuasa menegaskan : 

"Mengingat pentingnya mata pelajaran ini dalam pelajaran agama Islam, 

ditetapkan bahwa semua siswa Muslim tidak hanya harus menyelesaikan mata 

pelajaran ini, tetapi juga harus menyelesaikannya dalam ujian umum
19

. 

Sejak adanya penegasan tersebut, Pelaksana KBSM berupaya menyusun 

isu-isu KBSM. Setelah itu, dibuat tema berdasarkan tema inti yang berpengaruh. 

Tugas kabinet yang dibentuk antara lain penyediaan materi pendidikan, buku 

pedoman KBSM, buku pelajaran dan siaran KBSM di televisi dan radio 

pendidikan. 

Isu KBSM ini berlaku untuk semua pihak, mulai dari dinas pendidikan, 

guru sekolah, maktab, dosen perguruan tinggi serta masyarakat awam
20

. 

                                                                                                                                                                
16Pusat Perkembangan Kurikulum, Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, 

h 9. 
17 Pusat Perkembangan Kurikulum, Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah 

Menengah, h 12. 
18 Pusat Perkembangan Kurikulum, Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah 

Menengah, h 13. 
19 Wan Mohd Zahid Mohd, Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian (Kuala Lumpur: 

Nurin Enterprise, 1997), h 19. 
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Fokus pada KBSM ditentukan oleh serangkaian kriteria yang berlabuh 

pada FPN. Salah satunya adalah aspek integral yang berlandaskan tauhid yang 

digagas Ismail Raji al-Faruqi, tujuan dari setiap mata pelajaran yang pada 

akhirnya mengarah pada hubungan intelektual, mental, emosional dan fisik 

manusia yang seimbang 
21

. 

Konsep terpadu KBSM diperkuat dengan penerapan nilai-nilai di seluruh 

kurikulum. Oleh karena itu, semua mata pelajaran yang ditawarkan oleh KBSM 

saling terkait. Misalnya mata pelajaran sejarah dipadukan dengan mata pelajaran 

pendidikan Islam, mata pelajaran Ilmu pengetahuan alam dipadukan dengan nilai-

nilai Ketuhanan (Tauhid) dan mata pelajaran KBSM lainnya. Nilai-nilai murni 

yang menitikberatkan pada pendobrakan kurikulum KBSM antara lain nilai 

kebaikan, rasa hormat, kasih sayang, keadilan, kebebasan, keberanian, kebersihan 

jasmani dan rohani, kejujuran, keahlian, kerjasama, kesederhanaan dan rasa 

syukur.  

Pengaruh Ismail Raji al-Faruqi juga diteruskan dalam penubuhan 

universiti Islam di Malaysia yang membawa kepada penubuhan UIAM pada 1983 

yang dipelopori oleh Mahathir Muhammad. Peranannya sebagai katalis dalam 

mengilhamkan rencana Islamisasi Sains di UIAM yang telah memberi pengaruh 

dalam lingkaran intelektual dan proyek Islamisasi yang digerakkan di 

Universitas
22

. Warisan inteleknya dikembangkan dalam silabus dan dirujuk dalam 

teks dan bahan pengajaran yang diterapkan. Kehadiran beliau dalam intelektual 

dan akademik UIAM sangat terlihat karena tulisan-tulisannya yang digunakan di 

UIAM sebagai buku teks dan menjadi patokan karya pascasarjana dari sejumlah 

                                                                                                                                                                
20 Wan Mohd Zahid, Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian, h 28. 
21 Pusat Perkembangan Kurikulum, Penerangan Kurukulum Bersepadu Sekolah 

Menengah, h 25. 
22 Zaini Bin Abdullah, Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 

(Kuala Lumpur: Universiti Pendidikan Sultan Idris), h 2. 



75 
 

 
 
 

profesor terkemuka di UIAM. Karya-karyanya seperti  Al-Tawhid dan 

Islamization of Knowledge sangat berpengaruh dan dirujuk dalam rencana awal 

Islamisasi  yang menjadi awal kepada perencanaan yang sistematik terhadap 

Islamisasi Sains di UIAM. Beberapa bulan sebelum kematiannya yang tragis pada 

tahun 1986, Ismail Raji al-Faruqi siap mengabdi dalam memimpin perubahan dan 

reformasi di Malaysia dengan menerima jabatan rektor UIAM serta IIIT yang 

didirikannya akan diberi kesempatan untuk mengimplementasikan ide-ide mereka 

tentang pendidikan Islam dan UIAM akan menjadi platform atau perantara untuk 

merealisasikan gagasan Islamisasi Sains.  

Setelah kematian Ismail Raji al-Faruqi, gagasan dan warisan 

intelektualnya dilanjutkan oleh murid-muridnya yang terdidik dengan baik. 

Murid-murid Ismail Raji al-Faruqi yaitu kalangan pelajar Malaysia yang 

menempuh pendidikan luar negeri seperti Universitas Temple Amerika tempat 

dimana Ismail Raji al-Faruqi terlibat langsung dan mengajar di universitas 

tersebut, sehingga para pelajar Malaysia turut mendapat bantuan dari beliau dalam 

penyelesaian pendidikan. Para pelajar ini yang kemudian melanjutkan serta 

mengembangkan pemikiran Ismail Raji al-Faruqi ke Malaysia serta para 

pemimpin Intelektual Islamization of Knowledge (IOK) yang mengambil alih 

kepemimpinan UIAM dan siap untuk melanjutkan proyek reformasi pendidikan 

Islam sesuai dengan visi (IOK)
23

. Sumbangannya yang luas dalam 

memperkenalkan pembelajaran agama, peradaban Islam di UIAM dan integrasi 

dalam kurikulum pembelajaran di Universitas telah mencorakkan pandangan dan 

dasar yang universal yang dipertahankan di Universitas. 

Hubungan ukhuwah Ismail Raji al-Faruqi dengan pemimpin negara di 

Malaysia telah memberi pengaruh yang besar dalam mencorakkan idealisme dan 

                                                           
23 Kementerian Pelajaran Malaysia, Induk Pembangunan Pendidikan (Kuala Lumpur: 

Kementerian Pelajaran Malaysia, 2006), h 130. 
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fikrah Islam yang diperjuangkannya sehingga pemerintah mencurahkan perhatian 

dan upaya besar untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan  tinggi guna 

memajukan pendidikan Islam. Pemerintah memberikan infrastruktur yang sangat 

baik serta sumber ilmu  dari buku dengan menyediakan perpustakaan lengkap dan 

beasiswa bagi masyarakat yang masih belajar. Beberapa perguruan tinggi yang 

telah membuka program studi Islam adalah International Islamic University of 

Malaysia (IIUM), University of Malaya (UM), Universitas Kebangsaan Malaysia 

(UKM), Universitas Utara Malaysia (UUM), Universitas Pendidikan Sultan Idris 

(UPSI), Universitas Sains Malaysia (USM) dan Kolej Universitas Islam Selangor 

(KUIS). Jurusan ini menawarkan hampir semua program studi yang ada dalam 

Studi Islam, seperti Fiqh dan Usul Fiqh, Al-Quran dan Sunnah, Komunikasi, Studi 

Bahasa Inggris dan Linguistik
24

. Beberapa universitas di Malaysia juga telah 

banyak menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas seperti International Islamic 

University of Malaysia (IIUM) yang sering disebut Universiti Islam Antarbangsa 

Malaysia (UIAM) dalam reformasi keilmuan
25

. 

Selain hubungannya dengan pemerintah Malaysia, Beliau juga banyak 

berkontribusi dalam pendidikan melalui hubungan langsung oleh menteri 

pendidikan Malaysia. Beliau menyampaikan pendapatnya bahwa semua umat 

awam di Malaysia harus diajari peradaban Islam. Sebagai hasil dari gagasan itu, 

kementerian pendidikan Malaysia memperkenalkan mata pelajaran peradaban 

Islam dan peradaban Asia Tenggara (TITAS) di semua Universitas
26

. Ismail Raji 

al-Faruqi juga banyak menyumbangkan gagasannya dalam Filsafat Pendidikan 

Negara melalui kantor kekuasaan kabinet sebagai tempat pengawasan pelaksanaan 

                                                           
24 Zaiful Muzani, Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara (Jakarta: 

LP3ES, 1993), h 292. 
25 Hassan Langgulung, Islamisasi Pendidikan Menangani Cabaran (Kuala Lumpur: 

Universiti Islam Antarbangsa Malaysia, 1988), h 65. 
26Tajul Ariffin Noordin, Pendidikan Suatu Pemikiran Semula, (Kuala Lumpur: Dewan 

Bahasa dan Pustaka, 1990), h 191-220. 
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pendidikan yang dikelola oleh Mahathir Muhammad selaku menteri pendidikan 

masa itu. Di Malaysia, Filsafat Pendidikan Negara merupakan urat nadi 

penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu dasar dan pedoman bagi segala upaya 

yang dilakukan dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

nasional
27

. Serangkaian kriteria yang berlabuh pada Filsafat Pendidikan Negara 

(FPN) adalah fokus dan inti dari pelaksanaan  Kurikulum Baru Sekolah Rendah 

(KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). Adapun Filsafat 

Pendidikan Negara yang berbunyi sebagai berikut: 

" Pendidikan di Malaysia adalah usaha terus menerus untuk 

mengembangkan dan mengintegrasikan potensi individu secara utuh untuk 

menciptakan manusia yang seimbang dan harmonis yang berwawasan intelektual, 

spiritual, emosional dan jasmani berdasarkan iman dan ketaatan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Usahanya adalah untuk menghasilkan orang Malaysia yang 

berilmu, cakap, berakhlak mulia dan bertanggung jawab serta berjuang untuk 

mencapai kesejahteraan mereka sendiri dan untuk mempromosikan keharmonisan 

dan kemakmuran masyarakat dan negara”
28

. 

Penetapan Falsafah pendidikan negara merupakan reformasi pendidikan 

terbesar Malaysia menuju Islamisasi Sains dan secara langsung membersihkan 

unsur-unsur dualisme dalam pendidikan dan menggantikannya dengan visi Islam. 

Pemikir pendidikan Malaysia seperti Tajul Ariffin Nordin (UKM), Madya, 

Sidek Baba dan Hassan Lenggulung (UIAM), Wan Mohd Noor Wan Daud (Istac) 

dan Awang Sariyan (DBP). Mereka semua sepakat bahwa Filsafat Pendidikan 

Negara merupakan awal dari proses Islamisasi Sains di Malaysia dan juga kuatnya 

pengaruh Ismail Raji al-Faruqi dalam teori dan metodologi pengislaman ilmu 

                                                           
27 Kementerian Pelajaran Malaysia, Pembangunan Pe 

ndidikan (Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia, 2001), h 132. 
28 Kementerian Pendidikan Malaysia, Falsafah Pendidikan Negara (Kuala Lumpur: 

Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), h 6. 
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(sains). Hal ini ditunjukkan oleh dua strategi yang dikemukakan oleh Ismail Raji 

al-Faruqi yang ditemukan dalam realitas Filsafat Pendidikan Negara, yaitu 

kesatuan ilmu dan penyesuaian visi Islam dengan dukungan tauhid
29

.  

Pendidikan terpadu dalam proses pengislaman diartikan  sebagai 

pendidikan yang bersumber dari Alquran dan al-Hadits. Disamping integrasi 

disiplin intelektual dalam mempromosikan inti dari Aqidah kepada komunitas 

ummah
30

. 

Pendidikan terpadu juga dimaknai sebagai pernyataan ilmu dan kehidupan, 

keselarasan antara perkembangan umat dan ajarannya, hubungan antara seseorang 

dengan komponen dalam dirinya untuk terwujudnya keseimbangan rohani dan 

jasmani berdasarkan tauhid atau aqidah yang maha esa
31

. 

Pendidikan terpadu diartikan sebagai proses penanaman nilai-nilai pribadi 

berdasarkan ilmu yang baik sesuai dengan syarat-syarat Al-Qur‟an untuk 

mengabdi kepada Allah Swt, masyarakat dan alam. Selain Menyeimbangkan 

tuntutan mental dan fisik serta menempatkan sumber ilmu adalah dari Allah 

Swt
32

. 

Dapat disimpulkan bahwa konsep integral mengarah pada transformasi 

pengetahuan atau Islamisasi Sains, mengarah pada tujuan menghasilkan manusia 

yang beriman kepada Allah Swt, mengedepankan akhlak mulia, menanamkan 

keimanan akan perlunya ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia dan 

disadarkan  pentingnya berperan sebagai khalifah Allah di muka bumi dan tujuan 

                                                           
29 Tajul Ariffin Noordin, Pendidikan Suatu Pemikiran Semula (Kuala Lumpur: Dewan 

Bahasa dan Pustaka, 1990), h 191-220. 
30 Resolusi Forum Pendidikan Sepadu (Anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia, 1984), 

h 226. 
31 Ghazali Basri, An Integrated Education System in A Multi-Faith and Multi Cultural 

Country (Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia, 1991), h 1-4. 
32 Abdul Rauf Dalip, Peranan Pendidikan Sepadu Membentuk Ummah dan Masyarakat 

Teras KBSM (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1993), h 19. 
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akhirnya menjadi proses pembentukan manusia yang saleh dan masyarakat yang 

saleh
33

. 

  

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
33 Laporan Jawatan Kuasa Kabinet, 1979. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah dihimpun dan telah dianalisis dari tiga  

rangkaian rumusan masalah, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Ismail Raji al-Faruqi adalah tokoh intelektual Islam dari Palestina yang 

berimigrasi ke Amerika. Sejak kecil ia dibesarkan dengan belajar di 

rumah bersama ayahnya serta belajar mengaji di masjid yang kemudian 

melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di Amerika dan Mesir.  

2. Ismail Raji al-Faruqi kali pertama mencetuskan gagasan Islamisasi 

Sains ketika mendirikan International Institute of Islamic Thought di 

Herndon, Virginia pada tahun 1981 dan International Conference on 

Islamic Thought and Islamization of Knowledge di Islamabad tahun 

1982. Islamisasi Sains adalah upaya mengintegrasikan wahyu dan akal 

untuk memulihkan kondisi umat Islam yang mengalami malaise (krisis) 

dengan berlandaskan tauhid melalui 12 langkah, yaitu penguasaan 

disiplin ilmu modern: Analisis kategori, kajian disiplin ilmu, 

penguasaan khasanah Islam: sebuah Ontologi, penguasaan khasanah 

ilmiah Islam pada tahap analisis, penentuan relevansi khusus Islam 

dalam disiplin ilmu, evaluasi kritis disiplin ilmu modern; tingkat 

perkembangan masa kontemporer, penilaian kritis terhadap warisan 

Islam; perkembangannya saat ini, gambaran permasalahan yang 

dihadapi umat Islam, gambaran permasalahan yang dihadapi umat 

manusia, analisis dan sintesa kreatif, reformasi disiplin ilmu modern 

dalam kerangka Islam; buku-buku tingkat universitas dan terakhir 

penyebaran ilmu yang telah diislamkan. 
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3. Dari pembahasan di atas bahwa pengaruh Islamisasi sains Ismail Raji 

al-Faruqi terhadap pembaharuan Islam di Malaysia seperti pengaruhnya 

dari segi kehidupan politik yaitu dalam kunjungannya ke Malaysia 

tahun 1981, beliau melakukan penerapan nilai-nilai Islam dalam 

pemerintahan untuk disosialisasikan ke dalam pemerintahan, 

pengrekrutan tokoh-tokoh Islam untuk masuk dalam struktur 

pemerintahan, penyediaan sarana dan infrastruktur serta 

menyelenggarakan program-program dan aktivitas-aktivitas yang pro 

Islam. Idenya ditengahkan dalam banyak dasar dan inisiatif yang 

diambil oleh pemerintah Malaysia dan dijadikan sebagai bagian penting 

dari penanaman budaya bangsa dan diterima sebagai cara operasi 

pemerintah dalam perencanaan pembangunan dan pemajuan negara 

serta pemerintah telah berinisiatif untuk mempromosikan cita-cita 

mendirikan tatanan Islam. Pengaruhnya dari segi perkembangan 

pendidikan yaitu kementerian pendidikan Malaysia mengintegrasikan 

warisan pengetahuan Islam tradisional dengan disiplin ilmu Barat 

dengan menerapkan konsep integrasi pengetahuan. Konsep ini 

diimplementasikan oleh Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada 

tahun 1982 dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) pada 

tahun 1986 dan digunakan sebagai prakarsa belajar dalam ujian 

sertifikat terbuka. Unsur tauhid Ismail Raji al-Faruqi diadopsi dalam 

Filsafat Pendidikan Negara (FPN) dan diintegrasikan dalam KBSM. 

Seperti kepercayaan kepada Tuhan (Allah Swt), terintegrasi, manusia 

yang seimbang dan berilmu. Pesan Ismail Raji al-Faruqi bahwa mata 

pelajaran peradaban Islam harus diajarkan di tingkat menengah dan 

universitas telah dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan  yang dikenal 
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sebagai mata pelajaran TITAS (Tamadun Islam dan Tamadun Asia) dan 

menghasilkan karya ilmiah dalam memperbarui ilmu pengetahuan. 

Kementerian Pendidikan menetapkan metode transformasi pengetahuan 

atau pengislaman ilmu (sains) oleh ismail Raji al-Faruqi, yang disusun 

oleh Pusat Pengembangan Kurikulum (PPK) dan dipraktikkan dalam 

kursus dan seminar serta menerbitkan buku-buku pada setiap mata 

pelajaran  misalnya buku yang berisi semua prinsip, aturan, strategi dll. 

Menteri pendidikan Malaysia menerapkan gagasan Ismail Raji al-

Faruqi tentang 12 langkah proses untuk mengislamkan ilmu (sains) 

dengan menyimpulkan menjadi empat langkah yaitu: Pertama, koreksi 

semua fakta berdasarkan Islam. Kedua, memasukkan pandangan dan 

visi Islam. Ketiga, keselarasan antara warisan Islam. Keempat, integrasi 

semua ilmu menurut paradigma yang berlandaskan tauhid. 

B. Saran 

1. Menyerahkan kepada para ilmuwan dan otoritas pendidikan agar gagasan 

tentang Islamisasi Sains Ismail Raji al-Faruqi sebagai usaha ijtihad yang 

harus disokong dan didukung oleh generasi sekarang dan mendatang 

2. Juga diusulkan kepada otoritas pendidikan untuk membentuk pasukan 

intelektual dengan keahlian di bidang masing-masing untuk menemukan 

dan mengintegrasikan disiplin ilmu tradisional warisan Islam dan disiplin 

Barat ke dalam visi Islam serta semua disiplin ilmu yang telah diislamkan 

harus dibukukan dan digunakan di tingkat universitas dan sekolah 

menengah atas. 

3. Untuk umat Islam diharapkan supaya mendukung dan menerima gagasan 

Ismail Raji al-Faruqi tentang Islamisasi Sains. Idenya adalah ijtihad 
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bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia dari malaise (krisis) yang 

disebabkan oleh praktik dualisme dalam pendidikan. 
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