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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu 

ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf 

Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Transliterai Arab Latin 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ
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 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qaf Q Ki ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‗ Apostrof ء



 

x 

 

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau Au a dan u وَْ...
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Contoh: 

 kataba  كَتَبََ -
 fa`ala  فػَعَلََ -
 suila  سُئِلََ -
 kaifa  كَيْفََ -
 haula حَوْؿََ -

 
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...

ya 

Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قاَؿََ -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلََ -

 yaqūlu  يػَقُوْؿَُ -
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4. Ta‘ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‘ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta‘ marbutah hidup 

Ta‘ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah ―t‖. 

2. Ta‘ marbutah mati 

Ta‘ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah ―h‖. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‘ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta‘ marbutah itu ditransliterasikan dengan ―h‖. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  رَؤْضَةَُالَأطْفَاؿَِ -

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيػْنَةَُالْمُنػَوَّرَةَُ -

 talhah   طلَْحَةَْ -

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نػَزَّؿََ -

 al-birr  البِرَ -
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf ―l‖ diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلَُ -

 al-qalamu الْقَلَمَُ -

 asy-syamsu الشَّمْسَُ -

 al-jalālu الَْْلَاؿَُ -

 

7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 
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 ta‘khużu تََْخُذَُ -

 syai‘un شَيئٌَ -

 an-nau‘u النػَّوْءَُ -

 inna إِفََّ -

 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

رَُالرَّازقِِيََْ -  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وََإِفََّاللهََفػَهُوََخَيػْ

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِسْمَِاِللهَمََْراَهَاَوََمُرْسَاهَا -

 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 
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َالْعَالَمِيََْ -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْْمَْدَُلِلهَرَبِّ

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّحْْنَِالرَّحِيْمَِ -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهَُغَفُوْرٌَرَحِيْمٌَ -

عًا - يػْ  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an  لِلَِّالأمُُوْرَُجََِ

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

1. swt. = subhanallahuwata‘ala. 

2. saw. = sallallahu ‗alaihiwasallam. 

3. H = Hijriah. 

4. M = Masehi. 

5. SM = Sebelum Masehi. 

6. Qs …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‗Imran/3: 4. 

7. HR = Hadis Riwayat 
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NIM    : 30100117145 

JURUSAN   : AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM 

JUDUL : AGAMA DAN ALIENASI MANUSIA 

                                      TERHADAP PERSPEKTIF KARL MARX 

ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Agama dan Alienasi manusia dalam perspektif Karl 

Marx. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) bagaimana proses agama 

terhadap alienasi manusia dalam perspektif Karl Marx, (2) bagaimana solusi dan 

implikasi yang ditawarkan Karl Marx dalam menghadapi alienasi manusia 

terhadap agama, dan (3) bagaimana kritik dan solusi para pemikir Agama 

terhadap Agama dan alienasi manusia dalam perspektif Karl Marx. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan filosofis 

dan hermeneutik. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

kepustakaan dimana metode pengumpulan data yang paling tepat adalah 

menggunakan metode dokumentasi.  

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa (1) Karl Marx berpendapat bahwa 

agama adalah kecanduan yang berdampak pada manusia secara pribadi. dan 

alienasi, dalam definisi Karl Marx, adalah keadaan di mana masyarakat tidak 

mampu secara bebas dan seragam mengaktualisasikan siapa diri mereka dalam 

pekerjaan atau aktivitas lainnya. dan Karl Marx menyebut pandangan ini 

memunculkan agama sebagai keterasingan manusia. (2) Karl Marx menyarankan 

penghapusan agama sebagai cara untuk mengatasi masalah keterasingan manusia 

dari agama, karena agama menyebabkan ketidakbahagiaan dalam keberadaan 

manusia. implikasi dari marx adalah melalui revolusi. Transformasi yang 

membebaskan masyarakat secara drastis akan melahirkan masyarakat tanpa kelas. 

(3) Kritik Karl Marx ini bertentangan dengan keyakinan argumentatifnya yang 

menyatakan bahwa realitas tidak akan berhenti berubah karena terdapat 

kontradiksi di dalamnya. Menegaskan bahwa keadaan suatu masyarakat dalam 

bingkai masyarakat tanpa kelas akan menghasilkan kesimpulan sekaligus 

mengingkari bahwa keadaan masyarakat itu akan berakhir pada keterlibatan 

mengubah. Sedangkan solusi agama dalam alienasi masyarakat satu sama lain 

adalah dengan mentransformasikannya menjadi agama yang humanis dan 

melahirkan teologi pembebasan, yang bertentangan dengan teologi konservatif 

yang berpihak pada status quo.  

Implikasi dari penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Filsafat Karl Marx 

pada dasarnya adalah upaya untuk mengungkapkan keprihatinan mendalam 

terhadap keadaan masyarakat, yang sedang runtuh di bawah beban dominasi dan 

tirani. Dalam skenario ini, agama benar-benar berubah menjadi salah satu hal 

yang memicu perilaku bodoh dan bertentangan dengan tujuan kemanusiaan 

material. (2) Agama berperan dalam masyarakat dan juga dialami sebagai urusan 

pribadi. Para akademisi agama senantiasa harus melakukan upaya kontekstualisasi 

dan tidak pernah menyelesaikan upaya penyampaian gagasan keagamaan tersebut. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama memiliki tujuan sosial dan spiritual, maka agama merupakan aspek 

penting dalam kehidupan manusia. Meskipun agama memiliki tujuan spiritual 

untuk memenuhi kebutuhan praktis manusia, peran sosialnya adalah untuk 

meningkatkan keharmonisan di antara kelompok sosial dan komunitas. Agama 

yang merupakan suatu sistem kepercayaan terhadap hal-hal gaib mempunyai arti 

penting bagi eksistensi manusia baik dalam tataran komunal maupun individual.
1
 

Agama secara universal adalah aspek paling mendasar dari keberadaan 

manusia. Kehidupan manusia dapat diberi makna dan tujuan oleh agama, yang 

juga merupakan sumber etika, moral, dan nilai-nilai. Agama tidak hanya 

membahas isu-isu yang berkaitan dengan The beyond, termasuk hubungan 

manusia dengan Tuhan yang tak terlihat dan bagaimana dia memandangnya, 

tetapi juga membahas isu-isu yang memiliki implikasi praktis bagi kehidupan 

sehari-hari.
2
 Hubungan timbal balik antara agama sebagai realitas batin dan 

realitas sosial eksperimental. Agama dan masyarakat berinteraksi untuk saling 

mempengaruhi.
3
 Oleh karena itu, pengalaman dan apresiasi religius dipengaruhi 

oleh masyarakat penganutnya. 

                                                           
1
 Mahmuddin, Menatap Masa Depan Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 

h. 65. 

2
 Thomas F. O'Dea, The Sociology of Religion , diterjemahkan oleh Tim Yasogama, CV. 

Jakarta, Rajawali, h. 2. 

3
Joachim Wach, Sociology Religion, London: University of Chicago Press Ltd. 1947, h. 

11-12. 
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Agama juga menuntun ke arah kehidupan bermasyarakat yang harmonis, 

tercipta saling pengertian sesama anggota masyarakat sehingga terjadi kehidupan 

harmonis. Sebagaimana Firman Allah Q.S Ali Imran/3: 110 sebagai berikut: 

 

ََ َ  ََ  َ   َ  ََ َ
  َ ََ َََ  َ َ َ ََ َ  َ

  َ  َََ
 

Terjemah: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma‘ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 

Allah.Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara 

mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 

fasik.
4
 

Mengenai konsep agama, Elizabet K. Notthigham menyatakan dalam 

bukunya Religion and Society bahwa ia menganggap agama sebagai fenomena 

universal yang tidak banyak membantu dalam upaya kita mendefinisikan abstraksi 

ilmiah. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa agama dikaitkan dengan upaya 

manusia untuk mengontrol makna kehidupannya sendiri dan keberadaan alam 

semesta. Khayalannya yang paling berlebihan berakar pada agama, yang 

seringkali menjadi pembenaran atas tindakan brutal yang ekstrim terhadap orang 

lain. Baik sensasi teror maupun kengerian serta kegembiraan batin yang utuh 

dapat ditimbulkan oleh agama. Selain itu, agama mencerminkan kohesi 

masyarakat.
5
 

Agama memerintahkan pemeluknya untuk mengamalkan keyakinannya 

untuk alasan apa pun dan kapan pun. Selanjutnya dengan sungguh-sungguh 

                                                           
4
 Al-Qur‘an Terjemahan Departemen Agama, h. 94. 

5
 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009),  h. 

11. 
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berpegang pada istiqamah. Orang-orang yang beriman dan berakal budi akan 

ditinggikan oleh Allah. mencakup sains dan bagaimana penerapannya pada 

teknologi. Penggunaan teknologi masih tunduk pada kehendak Tuhan. Pernyataan 

Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan seperti 

dinyatakan Allah berfirman Q.S Al-Mujadilah/58: 11  

 

َ..... ََ َ ََََ  َََ َ َ َ
 َََ

Terjemah:  

…niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

6
 

Ketika gagasan agama mulai mengambil bentuk dan menjadi berakar 

dalam perilaku sosial karena, setelah semua, agama menembus setiap aspek 

keberadaan masyarakat-masyarakat mulai menentang kritik terhadap agama. 

Orang dan komunitas akan selalu berurusan dengan aspek sosial, politik, budaya, 

agama, dan ekonomi kehidupan sehari-hari. Dari perspektif saat ini, agama 

mendominasi semua yang ia sentuh. Ini adalah hasil dari dimensi vertikal dan 

horizontal agama.
7
 

Kemajuan ilmiah dan teknologi serta perubahan paradigma dalam filsafat 

menandai transisi utama Renaissance dari era klasik ke era modern. Paradigma 

yang muncul di era kontemporer ini memicu lebih banyak perdebatan di antara 

para ilmuwan dan filsuf dan menghasilkan paradigma baru.
8
 

                                                           
6
 Al-Qur‘an al karim dan Terjemah Departemen Agama RI, (Toha Putra : Semarang), h. 

544. 
7
 Nur Ainiyah, As‘ad, Hanik Mufaridah, Agama, Ekonomi, dan Perubahan sosial dalam 

jurnal Komunikasi dan Konseling Islam, Vol.1, No, 4 Situbundo, 2022, hal 40. 
8
Muhammad Abdallah dan Irsyad Lubis, 2014, “Analisis Minat Menabung Pada Bank 

Syariah Di Kalangan Siswa Sma Di Kota Medan (Studi Kasus: Siswa Madrasah Aliyah 

Negeri)”Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 3, No. 7 , h. 14 
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Upaya Rene Descartes untuk menantang dominasi gereja atas orang-orang 

yang mempunyai kekuasaan dan sumber daya intelektual memunculkan filsafat 

modern. Manusia mulai meragukan kebenaran absolut yang sebelumnya diyakini 

sebagai satu-satunya kebenaran, dan mereka menjadi skeptis dan berpikir logis—

landasan metode ilmiah.
9
 Aliran pemikiran ini cukup populer setelah jatuhnya 

otoritas agama. Kemudian, di seluruh Eropa, terjadi sejumlah kemajuan ilmu 

pengetahuan yang memunculkan era modern. Menurut sejarah intelektual, zaman 

modern menyaksikan munculnya peradaban-peradaban baru, yang menandai 

dimulainya semua kemajuan di kemudian hari. 

Dengan munculnya sudut pandang baru ini, orang-orang mulai berpikir 

bahwa semakin mereka mengikuti nalar, semakin besar pula kemajuan yang 

dihasilkan oleh sudut pandang baru ini. Kemajuan teknologi yang pesat 

memungkinkan penggunaan tenaga uap, pembangunan pabrik dan jalur kereta api, 

serta upaya produksi yang lebih besar, dan penemuan-penemuan baru yang 

menakjubkan lainnya. Banyak benda yang sebelumnya hanya mengandalkan alam 

kini dapat digunakan untuk mengontrol pergerakan secara otomatis berkat 

penggunaan mesin sebagai bentuk penggeraknya. Kapal mekanis, jam yang 

dioperasikan secara otomatis, dan arah mata angin—yang sebelumnya 

mengandalkan pemahaman tentang alam—mulai bergerak sendiri, seolah 

didorong oleh "roh". Pada tahun-tahun berikutnya, kemajuan pesat dalam media 

dan komunikasi dimungkinkan oleh tenaga listrik, yang selanjutnya mengubah 

dunia.
10 Masa industri saat ini, ketika segala sesuatunya dapat diakses dan lebih 

banyak kemudahan diberikan, mulai merambah ke masyarakat. 

                                                           
9
 Kevin O‟donnell, Postmodernisme, terj. Jan Riberu (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 11. 

10
 Kevin O‟donnell, Postmodernisme,  h. 12. 
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 Di dunia barat, sejumlah perkembangan signifikan dalam bidang ekonomi 

mulai terjadi pada abad ke-18. Pada akhirnya, modifikasi tersebut begitu besar 

sehingga mengubah setiap aspek kehidupan manusia. ―Revolusi Industri‖ adalah 

nama yang diberikan untuk periode perubahan ini. Tenaga mesin menggantikan 

tenaga manusia di era yang ditentukan oleh beberapa penemuan baru. Modernisasi 

produksi menyebabkan migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan, 

digantikannya sistem pengolahan rumah tangga dengan sistem pabrik, dan 

bangkitnya industrialis atas pemilik tanah dan bahkan pedagang internasional. Di 

kancah global, revolusi industri tidak terjadi dalam semalam. Asal usulnya dapat 

ditemukan pada era reformasi, ketika uang mulai diinvestasikan untuk keuntungan 

finansial di lahan pertanian. Kemajuan besar dalam produksi ilmu pengetahuan 

dan mekanik, pertama dalam hasil pertanian dan kemudian dalam manufaktur 

industri, baru terjadi setelah tahun 1875. Meskipun tren ini berasal dari Inggris, 

tren ini dengan cepat meluas ke benua Eropa pada pertengahan abad ke-19.
11

 

Teori ekonomi dibongkar seiring dengan pergeseran aktivitas ekonomi 

yang diakibatkan oleh revolusi industri. Untuk meningkatkan hasil produksinya, 

banyak strategi telah digunakan untuk menaklukkan pasar dan tujuan baru sejalan 

dengan kemajuan dan kecepatan umat manusia di sektor industri. Dalam 

masyarakat, pengelompokan pemilik modal dan kelompok kerja merupakan 

contoh poralisasi. Tentu saja, mereka semua bangga dengan apa yang telah 

mereka capai. Sementara ribuan buruh terpaksa bekerja keras di lokasi industri 

dengan upah yang tidak seberapa, para pemilik modal, atau para kapitalis, dengan 

senang hati berupaya memperluas jangkauan mereka tanpa mempedulikan 

kemanusiaan. Karena semakin canggihnya pemasaran dan industri, hanya pemilik 

                                                           
11

 Imam Munawir, Drs. Ec, Posisi Islam di Tengah Pertarungan Ideologi dan Keyakinan, 

(Surab Anis Masduqi, Sejarah eropa pada abad ke-19, Jurnal Studi Islam, Vol. 8, No. 1, April 

2016, Sorong, h. 72.aya: PT. Bina Ilmu, 1988), h. 97 
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modal yang dapat mengambil keuntungan dari keuntungan yang sangat besar ini, 

sementara pekerja berupah rendah terus mendapatkan kompensasi yang tidak 

memadai untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
12

 

Semua sosialisme pra-Marxian yang penuh semangat, penuh warna, dan 

tegang ini telah dihancurkan oleh Revolusi tahun 1848. Revolusi menyingkapkan 

perbedaan strata sosial ekonomi yang terjadi di setiap negara. Kaum proletar 

adalah satu-satunya kelas yang memiliki kecenderungan sosialis, seperti yang 

akhirnya ditunjukkan oleh pembunuhan buruh oleh borjuasi republik di Paris pada 

Hari-hari Juni 1848. Gerakan kelas independen ini adalah sumber ketakutan yang 

seratus kali lebih besar terhadap kaum borjuis liberal dibandingkan gerakan 

konservatif mana pun. Kaum liberal yang pengecut mengidolakan kaum 

reaksioner. Kaum tani bergabung dengan para pendukung ketertiban ketika sisa-

sisa feodalisme telah dilenyapkan, dan mereka jarang berpindah pihak antara 

liberalisme borjuis dan demokrasi buruh. Telah dibuktikan bahwa semua teori 

politik tanpa kelas dan sosialisme adalah sampah belaka.
13

 

Komune Paris menyelesaikan reformasi borjuis ini pada tahun 1871. 

Keberanian kaum proletar bertanggung jawab atas berdirinya republik, yang 

merupakan jenis struktur politik di mana hubungan kelas paling terbuka. Evolusi 

yang lebih tidak terorganisir dan tidak lengkap menghasilkan hasil yang sama, 

yaitu masyarakat borjuis yang telah mengambil bentuk akhir, di semua negara 

Eropa lainnya. Sosialisme pra-Marxian memudar setelah berakhirnya tahap 

pertama yang penuh badai dan revolusioner, yang berlangsung dari tahun 1848 

                                                           
12

 Imam Munawir, Drs. Ec, Posisi Islam di Tengah Pertarungan Ideologi dan Keyakinan, 

(Surab Anis Masduqi, Sejarah eropa pada abad ke-19, Jurnal Studi Islam, Vol. 8, No. 1, April 

2016, Sorong, h. 72.aya: PT. Bina Ilmu, 1988), h. 97-98. 

13
 Anis Masduqi, Sejarah eropa pada abad ke-19, Jurnal Studi Islam, Vol. 8, No. 1, April 

2016, Sorong, h. 71. 
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hingga 1871. Dua partai proletar independen muncul: Partai Sosial Demokrat 

Jerman dan Internasional Pertama tahun 1864–1872.
14

 

Sifat tenang pada era kedua, yang berlangsung pada tahun 1872–1904, 

membedakannya dari era pertama dengan mencegah beberapa gejolak. Revolusi 

borjuis telah berakhir di Barat. Dunia Timur belum muncul seperti ini. Negara-

negara Barat akan memulai masa persiapan tanpa kekerasan untuk menghadapi 

perubahan yang akan datang. Pada dasarnya partai-partai sosialis proletariat 

muncul di mana-mana dan belajar menggunakan parlementerisme borjuis serta 

serikat buruh, organisasi koperasi, media harian, dan lembaga pendidikan mereka 

sendiri. Teori Marx muncul sebagai pemenang dan mulai lepas landas. Proses 

pemilihan dan pengorganisasian pasukan proletariat, serta persiapan menghadapi 

konflik yang akan datang, berjalan dengan mantap namun lambat.
15

 

Bagi banyak orang, terutama mereka yang bekerja dalam sistem kapitalis, 

pekerjaan mereka tidak lagi memberikan kenikmatan, meskipun faktanya 

pekerjaan tersebut mewakili metode untuk mengekspresikan esensi 

kemanusiaan.
16 Sistem produksi kapitalis membentuk ekonomi pasar di mana 

pemilik modal harus memiliki semua alat produksi secara pribadi, termasuk tanah, 

peralatan, aset, dan bahkan lapangan kerja. Akibatnya, para pekerja tidak lagi 

termotivasi oleh ide dan kemauan mereka sendiri, melainkan oleh kebutuhan 

untuk memenuhi tuntutan pemilik modal agar dapat bertahan hidup.
17 

Selain itu, manusia kehilangan kemampuan untuk mengekspresikan sifat 

fundamentalnya—yaitu tujuan, keinginan, dan keinginannya dalam aktivitas 

                                                           
14

 Anis Masduqi, Sejarah eropa pada abad ke-19, Jurnal Studi Islam, Vol. 8, No. 1, April 

2016, Sorong, h. 72. 

15
Anis Masduqi, Sejarah eropa pada abad ke-19, Jurnal Studi Islam, Vol. 8, No. 1, April 

2016, Sorong, h. 72. 

16
 Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx, h. 95.  

17
 Dede Mulyanto, Geneologi Kapitalisme, (Yogyakarta: Resist Book, 2012), h. 20-21. 
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produktif—akibat pembagian kerja. Pada akhirnya, pekerjaan mengarah pada 

keterasingan diri, yaitu keadaan di mana orang kehilangan kendali atas kehidupan 

mereka, terutama ketika bekerja, dan sebagai akibatnya, mereka menjadi 

bermusuhan terhadap orang lain, merasa terasing dari diri mereka sendiri, dan 

percaya bahwa hidup tidak ada gunanya. , tidak memuaskan, dan tidak 

sepenuhnya manusiawi.
18 Penyebab utama penderitaan manusia adalah 

keterasingan, yang disebabkan oleh perilaku manusia. Menurut Marx, meskipun 

segala sesuatu mempunyai tempat bagi manusia, dalam agama, Tuhan biasanya 

dipuja dan diikuti. Hegel mengakui hakikat tertinggi secara langsung dalam 

filsafat, meskipun semua ini harus ditujukan kepada mereka yang telah melakukan 

upaya besar untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
19

 

Marx percaya bahwa agama berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan 

penganiayaan terhadap kelas bawah. Pendapat ini identik dengan teori 

materialismenya yang telah terverifikasi, yang memandang masyarakat sebagai 

alat produksi. Marx menyamakan pengakuan penciptaan dengan pengakuan 

agama. Dia mengatakan bahwa seseorang semakin kehilangan dirinya sendiri jika 

dia semakin berbakti pada keyakinannya. Imannya akan mengendalikannya. 

Begitu pula dengan kerugian output. Orang-orang cenderung melupakan diri 

mereka sendiri dan komunitas di sekitar mereka ketika mereka menghasilkan 

lebih banyak uang. Marx memang berpendapat bahwa derajat kebebasan 

seseorang menurun seiring dengan tingkat produksinya. Karena keterbatasannya 

sendiri, muncullah gagasan konflik kelas.
20

 

                                                           
18

 Erich Fromm, Konsep Manusia Menurut Marx, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro, 

dari Marx‘s Concept of Man (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 58. 

19
 Daniel L Pals, Seven Theories of Religion (New York: Oxford University Press, 1996), 

h. 133. 

20
 Moeflih Hasbullah & Dedi Supriyadi, Filsafat Sejarah (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 

h. 131. 
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Infrastruktur ekonomi, atau sarana produksi dan interaksi sosial yang 

terlibat dalam produksi, adalah fondasi semua institusi sosial, termasuk agama, 

dan merupakan sistem yang harus dipatuhi oleh semua institusi sosial. Oleh 

karena itu, melalui konsep, ritual, dan praktik keagamaan yang berbeda, agama 

akan melayani kepentingan pemiliknya jika infrastruktur dikuasai oleh individu 

atau kelompok pemiliknya. Dalam situasi seperti ini, doktrin, adat istiadat, dan 

ritual agama yang berbeda memberikan kesadaran palsu kepada orang-orang yang 

tidak memiliki hak milik. Marx memandang agama sebagai candu yang membuat 

masyarakat tidak mengetahui kepentingan obyektifnya karena agama 

menyebabkan masyarakat tidak menyadari kepentingan kelas obyektif dari 

kelompok yang dirampas. Kesadaran ini disebabkan oleh berbagai keyakinan, 

ritual, dan praktik agama.
21

 

Oleh karena itu, sejumlah pertanyaan penting muncul, yang utama di 

antaranya adalah bagaimana agama cocok dengan keberadaan manusia. Apakah 

agama masih berdampak pada fungsi masyarakat? Atau apakah agama menjadi 

sarana pelarian bagi orang-orang lemah yang ingin menghindari kenyataan? 

Ataukah kebenaran hanya disarankan untuk orang atau kelompok tertentu saja? 

Bukankah agama justru menjadi penyebab kemalasan manusia, memberikan 

kendali kepada orang lain atas nasibnya? Dan apakah agama saat ini berfungsi 

sebagai instrumen politik, meskipun agama memiliki pretensi kebenaran yang 

berbeda? Para filsuf termasuk Friedrich Nietzsche, Kierkegard, Feuerbach, Hegel, 

Karl Marx, dan Frederick Engel mungkin telah merenungkan isu-isu yang 

                                                           
21

Damsar, Pengantar Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h.27-

28. 
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diangkat di atas. Agama menjadi mengasingkan pada saat itu. Agama, menurut 

Karl Marx, adalah candu. Meskipun mungkin sulit untuk dipahami.
22

 

Dunia modern sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

industri di banyak bidang, termasuk agama. Dunia modern penuh dengan 

pergerakan. Ketika sekularisasi meningkat, ruang bagi nilai-nilai moral dan 

keyakinan agama sering kali semakin berkurang. Namun dalam kehidupan sehari-

hari, sistem ekonomilah yang paling banyak mendapat perhatian, sedangkan 

agama hanya mempunyai kegunaan yang terbatas. Besarnya pembagian kerja 

begitu membingungkan sehingga konsep tentang Tuhan pada akhirnya akan 

lenyap dan menjadi sumber semua manusia.
23

 

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa pengaruh agama terhadap berbagai 

aspek kehidupan semakin berkurang dalam budaya industri sebagai akibat dari 

menurunnya perhatian masyarakat terhadap agama. Agama seharusnya bertindak 

sebagai kompas moral, namun cita-cita profan telah menggantikannya. Alih-alih 

berpuas diri dengan hal-hal nyata yang tidak mencukupi dalam hidup, agama 

justru dimanfaatkan sebagai cara untuk menghindari kekecewaan. 

Sepanjang abad ke-19, sejumlah filsuf mengemukakan pandangan tentang 

agama dan interaksi sosial dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya 

agama dalam kehidupan sosial yang dinamis. Skripsi ini hanya akan mengkaji 

teori Karl Marx, yaitu teori keterlibatan agama dalam keterasingan manusia dari 

sudut pandang Marx. Dari sana, kita bisa mempertimbangkan kritik Marx 

terhadap agama. 

 

                                                           
22

 Abdullah Amin Rois,Karl Marx: Dari Kritik Agama ke Kritik Masyarakat, Jurnal 

kalam dan filsafat, Vol.1, No.1, September 2019, Jakarta, h.57-58. 

23
 H. Jamari, Agama dalam Perspektif Sosiologi, CV, Al-Fabeta, Bandung, 1993, h. 131-

136. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dikemukakan diatas, makapermasalahanini di 

tetapkanuntuk mengarahkan keseluruhan proses penelitian. Sesuai dengan judul 

penelitian, maka permasalahan dalam penelitian ini, yakni: 

1. Bagaimana proses terjadinya Agama terhadap alienasi manusia 

menurut Karl Marx? 

2. Bagaimana solusi dan implikasi yang ditawarkan Karl Marx 

terhadap Agama dalam alienasi manusia? 

3. Bagaimana kritik dan solusi para pemikir Agama terhadap Agama 

dan alienasi manusia dalam perspektif Karl Marx? 

 

C. Pengertian Judul 

1. Agama 

Banyak analis menyatakan bahwa kata "a" (tidak) dan "gama" (kacau) 

dalam bahasa Sansekerta adalah asal muasal agama. Jadi, agama menunjukkan 

keteraturan dan bukan kekacauan. Jadi, agama adalah seperangkat aturan—aturan 

tentang kondisi manusia, aturan tentang hal-hal gaib, aturan tentang moralitas, 

aturan tentang interaksi sosial.
24

 

Menurut etimologinya, kata ―agama‖ sering digunakan dalam berbagai 

bahasa, seperti Ad-Din, Sharia, Hisab (Arab-Islam), Religion (Inggris), Religie 

(Belanda), dan Dharma (Yunani). Louis Ma‘luf dalam Al-Munawar mengklaim 

bahwa frasa ―ad-Din‖ (jamak: ―Al-Adyan‖), yang diterjemahkan menjadi ―Al-

Jaza wal Mukafah, Al-Qada, Al-Malik-al-Mulk, As -Sulton, At-Tadbir, Al-

Hisab,‖ justru dari situlah definisi agama dalam Islam berasal. Menurut 

                                                           
24

 Faisal Ismail. Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Refleksi Historis, Titian 

Ilahi Press: 1997. Jogyakarta. h. 28. 
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Moenawar Cholil, istilah ―AdDin‖ merupakan mashdar dari kata kerja ―ن دي -ي

 yang mempunyai beberapa konotasi, seperti: hukum, aturan, perilaku ,‖دان

berbakti, hukuman, perhitungan, hari kiamat, petunjuk, dan agama. Berdasarkan 

penafsiran khusus tersebut, Ad-Din dalam Islam sebenarnya lebih dari sekedar 

agama yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta Yang Maha Esa 

(Tuhan yang Maha Esa). Selanjutnya Dienul Islam juga mengatur kehidupan antar 

umat manusia, bahkan dengan lingkungan alam sekitarnya.
25

 

M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa agama merupakan suatu sistem 

terpadu yang terdiri dari kepercayaan dan amalan yang berkaitan dengan hal-hal 

yang sakra.
26 Sebagai kelompok agama, kami melakukan segala upaya untuk 

mencapai kemurnian spiritual yang mutlak dan mengembangkan agama kami 

melalui ibadah yang konsisten. Sedangkan agama adalah kumpulan cara-cara 

beribadah kepada Tuhan yang disusun dalam sebuah kitab, menurut Harun 

Nasution, jika dilihat dari sudut isi atau isi yang terkandung di dalamnya. Selain 

itu, ia menegaskan, agama merupakan ikatan yang perlu dijaga dan ditaati.
27

 

Agama dipandang dalam sosiologi sebagai sistem kepercayaan yang 

menunjukkan dirinya sebagai perilaku sosial tertentu. Hal ini difokuskan pada 

pengalaman orang-orang, baik sebagai individu maupun kolektif. ...menurutkan 

peran yang dia lakukan agar konsisten dengan prinsip-prinsip agama yang 

dianutnya.
28 Dengan demikian, kehadiran suatu agama mempunyai dampak yang 

besar terhadap masyarakat karena seluruh perilaku manusia—baik secara individu 

                                                           
25

 Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A, Filsafat Agama, (Wisata Pemikiram dan Kepercayaan 

Manusia), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-4, h. 10. 

26
 M. Quraish Shihab, Membumikan Al Qur‟an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat, (Bandung, Mizan, Cet. 1, 2007), h. 29. 

27
 Harun Nasution, Filsafat Agama(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.12. 

28
 Mukhsin Jamil, Agama-agama Baru di Indonesia (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 25.  
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maupun kolektif—dipengaruhi oleh prinsip-prinsip moral yang dianut oleh 

masing-masing agama. 

Agama tidak pernah didefinisikan dalam sosiologi dalam arti evaluatif 

(menilai). Mengenai hakikat agama dan baik atau buruknya agama atau keyakinan 

yang dianutnya, ia ―mengangkat tangan‖. Ia hanya mampu memberikan definisi 

deskriptif (menjelaskan apa adanya) berdasarkan observasi tersebut, yang 

menangkap pemahaman dan pengalaman para pengikutnya.
29 Singkatnya, agama 

didefinisikan oleh para sosiolog sebagai semacam struktur sosial yang telah 

dikembangkan oleh para pengikutnya dan didasarkan pada kekuatan-kekuatan 

non-empiris yang mereka percayai dan gunakan untuk mewujudkan keselamatan 

mereka sendiri dan masyarakat.
30

 

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa agama adalah 

seperangkat interaksi yang konsisten antara manusia dengan Tuhan dan 

kepercayaannya kepada-Nya. Keberadaan Tuhan merupakan topik utama diskusi 

dalam agama. Aspek metafisika berhubungan dengan Tuhan dan kondisi manusia; 

di sisi lain, fisika berurusan dengan manusia sebagai objek alam dan hewan. Oleh 

karena itu, filsafat membahas agama dari sudut pandang fisika dan metafisika. 

Meskipun demikian, dimensi metafisik dibandingkan dimensi fisik menjadi fokus 

utama pembahasan filsafat agama. Disiplin ilmu alam seperti biologi, psikologi, 

dan antropologi akan memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang konsep 

fisika.
31
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2. Alienasi 

Ada banyak penafsiran yang rumit dan beragam mengenai istilah 

"alienasi". Intinya, istilah ―alienasi‖ atau ―keterasingan‖ menggambarkan keadaan 

di mana manusia memisahkan diri atau menarik diri dari orang lain, alam, norma 

budaya, Tuhan, atau bahkan diri mereka sendiri.
32

 

Istilah "alienato" (yang berarti membuat sesuatu atau situasi menjadi 

asing) dan "alienasi" (yang merupakan kata dalam bahasa Inggris) saling 

berkaitan. Menurut Kamus Psikologi Cambridge, istilah "keterasingan" dalam 

psikologi eksistensial mengacu pada perasaan terputusnya seseorang dari 

kenyataan, membuatnya tampak seperti sebuah drama atau program televisi dan 

bukan sesuatu yang asli. Selain itu, istilah "alienasi" dalam psikologi sosial sering 

digunakan untuk mencirikan keadaan di mana seseorang merasa terasing dari 

lingkungannya dan merasa terasing dari dirinya sendiri, yang pada gilirannya 

memotivasi individu tersebut untuk bertindak antagonis terhadap orang lain atau 

masyarakat.
33

  

Menurut Erich Fromm, peradaban modern telah menyimpangkan potensi 

manusia dari ranah kebaikan, menyebabkan berbagai krisis bagi manusia modern, 

keterasingan menjadi salah satu krisis yang paling serius. Fromm memandang 

keterasingan dari perspektif baik dan buruk. Positifnya, keterasingan dipandang 

sebagai prasyarat yang membentuk proses ―kelahiran manusia‖. Keterasingan 

didefinisikan secara negatif sebagai keadaan di mana orang bereaksi terhadap 

keadaan mereka dengan cara yang tidak produktif. Penelitian Fromm secara 
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33
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konsisten berpusat pada keterasingan negatif dalam semua publikasi dan 

analisisnya. 

Menurut Fromm, meskipun keterasingan telah ada sepanjang sejarah dan 

peradaban manusia, diyakini bahwa manusia modern hampir mengalami 

keterasingan total. Hal ini terjadi karena fungsi kapitalisme saat ini yang ditandai 

dengan penggunaan referensi kuantitatif dan abstrak yang terus-menerus dalam 

aktivitas sehari-hari, serta munculnya karakter sosial yang disfungsional, 

khususnya yang lebih fokus pada pasar. Fromm menyarankan sebuah proyek 

untuk mengubah struktur dan karakter sosial guna menciptakan masyarakat yang 

ditandai dengan cinta antar sesama, solidaritas, dan integrasi antara aktivitas sosial 

dan profesional sebagai cara untuk mengatasi masalah keterasingan.
34

 

Pada dasarnya, keterasingan adalah keadaan di mana seseorang kehilangan 

kendali atas hasil karya seninya. Kelangsungan hidup manusia dan pemenuhan 

kebutuhan dasar bergantung pada upaya kreatif yang bertujuan mengubah 

lingkungan alam. Namun begitu manusia menghasilkan sesuatu dari aktivitas 

kreatif, benda-benda tersebut menjadi objek obyektif yang tidak bergantung pada 

manusia yang memproduksinya, sehingga menimbulkan dampak yang 

kontradiktif dan ironis pada manusia itu sendiri. Sebaliknya, usaha produktif 

memerlukan penerapan tenaga dan kemampuan kreatif manusia, sehingga 

menghasilkan barang-barang yang benar-benar mencerminkan aspek fitrah 

manusia.
35

 Hasil kreatif manusia menghadapkan dirinya kepada penciptanya 

sebagai objek yang diasingkan atau diasingkan dengan menjadi objek objektif. 

Selain memaksa manusia penciptanya untuk menyesuaikan diri dalam interaksi 
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selanjutnya, ciptaan kreatif memperoleh otonomi dan menjadi entitas berharga 

yang ada secara independen dari manusia. 

 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai Agama dan Alienasi manusia terhadap perpektif Karl 

Marx masih belum banyak dilakukan oleh akademisi.  

Salah satu penelitian tentang pemikiran mengenai agama dan alienasi yang 

mendekati adalah Skripsi yang ditulis oleh oleh Ajimuddin el Kayani dengan 

judul Skripsi ―Agama dan keterasingan manusia (kritik karl marx terhadap 

agama)‖ yang membahas kritik Karl Marx terhadap agama. Skripsi tersebut sudah 

lebih jauh menelaah kritik Karl Marx terhadap agama. Kritik Karl Marx terhadap 

agama yang memiliki andil yang cukup besar dalam berkembangnya komunisme 

dan skripsi tersebut masih belum menjelaskan secara rinci mengenai peran antara 

agama dan manusia menurut karl Marx.
36

 

Dan adapun Skripsi yang ditulis oleh Munir Abdul Haris yang berjudul 

―Muhammad dan Karl Marx tentang masyarakat tanpa kelas‖, yang berfokus 

pada konsep perbandingan antara pemikiran Muhammad dan Karl Marx terhadap 

masyarakat tanpa kelas. Dan mengetahui perbedaan pemikiran dari kedua tokoh 

tersebut dalam sudut pandang epistemologis. Dalam penelitian ini dia sama sekali 

tidak menjelaskan pemikiran Karl Marx tentang Agama dan alienasi manusia.
37

 

Dalam penelitian lain yang membahas mengenai Alienasi terdapat pada 

Skripsi yang ditulis yang oleh Nufi Ainun Nadhiroh yang membahas “Konsep 

Alienasi menurut Erich Fromm”. Menjelaskan tentang konsep alienasi Erich 

                                                           
36
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Fromm saja dan di skripsi tersebut membandingkan konsep alienasi Karl Marx 

dan Erich fromm sehingga skripsi ini dapat dijadikan rujukan, akan tetapi cuman 

menjelaskan konsep alienasi saja dan tidak secara spesifik membahas konsep 

alienasi agama.
38

 

Adapun Skripsi yang membahas salah satu pemikiran Karl Marx yang 

ditulis oleh Ahmad Syardi dengan judul, “Relevansi Teori Nilai Tenaga Kerja 

Menurut Ibnu Khaldun dan Karl Marx dalam Konteks Ke Indonesiaan” yang 

membahas tentang pemikiran hubungan antara pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl 

Marx mengenai teori nilai tenaga kerja. Perbandingan yang saya teliti dengan 

skripsi tersebut hanya menjelaskan hubungan teori nilai kerja ke dua tokoh 

tersebut.
39

 

Dalam penelitian lain yang membahas pemikiran Karl Marx dengan judul 

Skripsi ―Marxisme dalam perspektif Tan Malaka” yang ditulis oleh Ahsani Rofi. 

Membahas Pandangan Tan Malaka yang menjadikan materialisme sebagai konsep 

serta dialektika sebagai metodenya. Akan tetapi jauh dari pembahasan yang akan 

diteliti, Sehingga skripsi yang diatas hanya dijadikan sebuah acuan untuk 

mendapatkan titik temu dengan apa yang saya teliti.
40

 

Terbukti dari sejumlah penelitian terdahulu bahwa sangat sedikit sarjana 

yang mengkaji gagasan Karl Marx, yang khususnya membahas agama dan 

keterasingan dari manusia. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi salah satu 

penelitian yang dapat dijadikan acuan untuk mengetahui pendapat Karl Marx 
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tentang hal tersebut dari sudut pandang yang berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. 

  

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Salah satu jenis penelitian kualitatif yang sering dilakukan untuk 

menyelesaikan kajian tesis, disertasi, dan bentuk tesis lainnya adalah studi 

karakter (tokoh). Analisis menyeluruh, metodis, dan kritis terhadap masa lalu 

tokoh, konsep-konsep baru, dan latar sosio-historis di mana tokoh-tokoh tersebut 

berada merupakan inti dari studi tokoh.
41

 

Sugiyono mengartikan metode penelitian kualitatif sebagai kajian terhadap 

objek-objek alam dengan peneliti sebagai instrumen utama, gabungan teknik 

pengumpulan data, analisis data induktif, dan hasil yang mengutamakan makna 

dibandingkan generalisasi. Daripada mengubah perilaku manusia menjadi entitas 

yang dapat diukur, penelitian kualitatif berupaya mempertahankan bentuk dan isi 

perilaku manusia sambil menganalisis karakteristiknya. Menciptakan 

penggambaran, gambaran, atau lukisan yang metodis, faktual, dan tepat mengenai 

detail, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki adalah tujuan dari 

penyelidikan deskriptif ini.
42

 

Menjelaskan lebih lanjut bahwa proses melakukan penelitian kualitatif 

melibatkan langkah-langkah penting seperti merumuskan pertanyaan dan 

protokol, mengumpulkan informasi tertentu dari partisipan, melakukan analisis 

induktif terhadap data yang berkembang dari topik tertentu ke tema yang lebih 

luas, dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Penalaran induktif menurut 
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Mukhadis, Ibnu, dan Dasna dimulai dari pengamatan terhadap objek tertentu, 

yaitu fakta yang sebenarnya. Laporan akhir penelitian ini memiliki kerangka kerja 

yang dapat disesuaikan. Siapa pun yang melakukan penelitian semacam ini harus 

melakukan pendekatan dengan perspektif induktif.
43

 

Brewer dan Hunter menyatakan bahwa penelitian kualitatif secara alami 

merupakan subjek yang menarik untuk berbagai pendekatan. Penting untuk dicatat 

bahwa penggunaan banyak pendekatan atau triangulasi menunjukkan adanya 

upaya untuk memahami secara utuh suatu fenomena yang diteliti. Seseorang tidak 

akan pernah bisa sepenuhnya memahami realitas obyektif. Triangulasi adalah 

pengganti validasi; ini bukanlah teknik atau alat untuk validasi. Menurut Flick, hal 

ini memudahkan untuk melihat bagaimana berbagai pendekatan, data empiris, 

sudut pandang, dan peneliti/pengamat dapat digabungkan menjadi satu studi 

sebagai cara untuk memperkuat, memperluas, dan memperdalam segala jenis 

penelitian.
44

 

Fenomena kualitatif menjadi fokus penelitian kualitatif. Misalnya saja, kita 

sering membahas ―Penelitian Motivasi‖, yang merupakan bagian penting dari 

penelitian kualitatif, ketika kita tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang 

penyebab perilaku manusia, atau mengapa individu percaya atau bertindak dengan 

cara tertentu. Menemukan penyebab mendasar dari perilaku manusia adalah 

tujuan utama ilmu perilaku, dimana penelitian kualitatif memainkan peran yang 

sangat penting.
45

 Oleh karena itu, jenis penelitian yang dibawakan peneliti yaitu 

penelitian kualitatif. 
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2. Metode Pendekatan 

Penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Filosofis dan 

Hermeneutik. 

a. Pendekatan Filosofis 

Analisis memerlukan sudut pandang filosofis, yang dihubungkan dengan 

teori-teori ilmiah yang akan dipilih untuk menjelaskan fakta tertentu. Dalam 

pengertian ini, alat analisis yang akan digunakan adalah metode filosofis. Untuk 

mengetahui benang merah pemikiran para tokoh, meskipun berbeda-beda, maka 

pendekatan filosofis adalah suatu jenis paradigma (sudut pandang) yang 

digunakan untuk menganalisis nilai-nilai filosofis, seperti yang digunakan untuk 

mengkaji pemikiran-pemikiran Karl Marx secara kritis, evaluatif, dan secara 

reflektif berkaitan dengan agama. 

b. Pendekatan Hermeneutik 

Subbidang filsafat yang dikenal sebagai hermeneutika mengamati 

kejadian-kejadian untuk menentukan maknanya karena berbagai alasan. seperti 

keadaan psikologis pengarang, latar sejarah, dan lingkungan sosial.
46

 Dalam hal 

ini, metode hermeneutika mencakup analisis terhadap gagasan-gagasan Karl 

Marx, khususnya yang berkaitan dengan agama. Oleh karena itu, penting untuk 

menuliskan pemikiran karakter dan memasukkan detail dari seluruh narasi 

kehidupannya serta konteks sosial saat itu. Sebab, diakui atau tidak, pendapat 

tokoh ini sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah. 

3. Jenis dan Sumber data Penelitian 

Penelitian ini menggunkan dua jenis data yaitu data primer dan data 

sekunder. 

                                                           
46

Luis Katsoff, Pengantar Filsafat, Raja Grafindo, Jakarta, 1997, h. 300. 



21 
 

 

 

a. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Capital 

Volume I karya Karl Marx yang diterbitkan oleh Progress Publisher. dan 

Capital karya Karl Marx, Volume III, diterbitkan oleh Hasta Mitra. 

b. sebagai bahan sekunder, Penelitian mengenai Karl Marx didapatkan dari 

buku, jurnal, tesis, artikel, atau referensi lain apa pun yang dimasukkan 

dalam penelitian ini namun tetap relevan dengan topik penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian semacam ini dilakukan di perpustakaan, maka 

pendekatan dokumentasi merupakan cara yang paling tepat untuk mengumpulkan 

data. Dengan memberikan komentar yang signifikan terhadap hal yang diteliti, 

pendekatan dokumentasi memungkinkan terjadinya pengumpulan data secara 

komprehensif.
47

 Informasi tersebut dikumpulkan dari sumber data primer dan 

sekunder dan dapat disajikan dalam bentuk buku, makalah, tesis, jurnal, dan 

lainnya. 

Sedangkan studi dokumentasi diartikan oleh Sugiyono sebagai suatu 

metode pengumpulan data yang melibatkan pemeriksaan dokumen untuk 

mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti. 

Endang Danial berpendapat bahwa studi dokumentasi meliputi 

pengumpulan berbagai dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi 

sesuai dengan permasalahan penelitian, antara lain akta, peta, data statistik, nomor 

dan nama pegawai, data siswa, dan data kependudukan berupa grafik, gambar, 

huruf, dan foto. Guba dan Lincoln mendefinisikan "dokumen" dan perbedaannya 

dengan "catatan". Setiap pernyataan tertulis yang dibuat oleh individu atau 

organisasi dengan tujuan untuk meninjau suatu kejadian atau memberikan 
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akuntansi disebut sebagai catatan. Sebaliknya, dokumen adalah materi tertulis 

atau visual apa pun—selain catatan—yang tidak dibuat atas permintaan penyidik. 

Robert C. Bogdan yang dikutip Sugiyono menegaskan bahwa dokumen hanyalah 

catatan kejadian-kejadian sejarah yang dapat berupa catatan tertulis.
48

 

Bungin menyatakan bahwa ―metode dokumenter adalah salah satu metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk 

menggali data sejarah‖. Sedangkan Sugiyono menegaskan, dokumen adalah 

catatan tertulis tentang kejadian-kejadian sejarah atau karya-karya monumental 

seseorang.
49

 

Dari beberapa pengertian di atas terlihat bahwa dokumen, baik berupa 

sumber tekstual, film, gambar (foto), maupun karya monumental, merupakan 

sumber data yang akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian. Semua materi 

ini menawarkan informasi untuk proses penelitian. 

5. Metode Pengolahan Data 

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka 

langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai 

berikut. 

a. Editing (Pemeriksaan Data) 

Editing adalah Mengevaluasi data yang dikumpulkan, memberikan 

perhatian khusus pada keakuratan jawaban, gaya penulisan, koherensi 

makna, kesesuaian informasi, dan hubungannya dengan data lain. Dalam 

penelitian ini, data dokumen—baik berupa buku atau jurnal—diedit 
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berdasarkan temuan penelitian Karl Max tentang agama dan keterasingan 

manusia. 

b. Classifying (Klasifikasi) 

Classifying adalah prosedur mengklasifikasikan semua data, 

terlepas dari cara memperolehnya—melalui pencatatan langsung dari 

banyak perpustakaan, observasi, makalah atau wawancara subjek studi, 

dll. Setelah membaca dan menganalisis dengan cermat semua data, maka 

data tersebut dikategorikan berdasarkan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar 

data yang dikumpulkan lebih mudah dibaca dan dipahami serta 

memberikan informasi objektif yang dibutuhkan peneliti. Setelah itu, 

dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari dokumen, data 

tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok menurut kesamaannya. 

c. Verifying(Verifikasi) 

Verifying adalah tata cara verifikasi data dan informasi yang 

diambil dari dokumen sehingga dapat dipastikan keaslian datanya dan 

dapat diterapkan untuk penelitian.
50

 

d. Concluding (Kesimpulan) 

Selanjutnya adalah Tahap terakhir dalam proses pengolahan data 

adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini nantinya akan dijadikan 

informasi mengenai subjek penelitian peneliti. Ini dikenal sebagai 

kesimpulan, dan ini menandai akhir dari prosedur pemrosesan data tiga 

langkah yang mencakup pengeditan, kategorisasi, dan validasi.
51
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6. Tekhnik Analisis Data 

Analisis data adalah proses merinci secara formal upaya menemukan tema 

dan merumuskan gagasan sebagaimana disarankan oleh data dan sebagai upaya 

memberikan bantuan terhadap tema dan gagasan tersebut. Dengan kata lain 

analisis data adalah mengelompokkan data dengan cara mempelajari data tersebut 

kemudian memilah data yang telah dikumpulkan untuk menemukan data mana 

yang penting untuk dipelajari.
52

 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan 

teknik analisis induktif dan deduktif.
53

 

a. Induktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dengan rincian sejarah tertentu 

dari kejadian-kejadian dan kemudian mengekstrapolasi generalisasi luas 

dari informasi tersebut.
54

 

b. Deduktif, yaitu teknik induktif adalah kebalikan dari teknik ini. Dalam 

strategi ini, kesimpulan-kesimpulan tertentu diambil setelah diskusi umum 

mengenai fakta-fakta.
55

 

 

F. Tujuan Penelitian dan kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui proses agama dan alienasi 

manusiamenurut Karl Marx. 
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b. Untuk mengetahui relasi agama dan alienasi manusia 

menurut karl Marx. 

c. Untuk mengetahui solusi terjadinya agama dan alienasi 

manusia menurut Karl Marx. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitan yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan 

tersendiri dandiharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan 

keilmuan dalam bidang pengetahuan tentang 

Agama dan alienasi manusia.  

2) Hasil penelitian inidiharapkan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran yang dilakukan dengan 

mengambil pendapat yang diungkapkan dari tokoh 

pemikir baratdalam hal Karl Marx. 

3) Dapat mengembangkan ilmu-ilmu Agama dan 

Filsafat di lingkungan kampus UIN Alauddin 

Makassar. 

b. Kegunaan Praktis  

1) Penelitian ini diharapkan mampu menawarkan 

gagasan sebagaimasukan serta rujukan bagi 

penelitian selanjutnya. 

2) Sebagai penunjang dan bahan kajian yang 

berkaitan dengan pemikiran Karl Marx terkait 

Agama dan alienasi manusia. 
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3) Sebagai bahan referensi mahasiswa Aqidah dan 

Filsafat Islam untuk mendalami dan merefleksikan 

kembali gagasan ilmu-ilmu Filsafat dan Agama. 
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BAB II  

BIOGRAFI TOKOH 

 

A. Riwayat hidup Karl Marx 

Karl Marx lahir di wilayah Rheiland Jerman (Prusia) pada tanggal 5 Mei 

1818, di kota Trier, juga dikenal sebagai Traves. Orang tuanya adalah nenek 

moyang pendeta Yahudi. Di Traves, ayahnya, Heinrich Marx, adalah seorang 

pengacara terkenal dari kelas menengah. Ibunya adalah putri seorang pendeta 

Yahudi Belanda. Keluarga Marx berpindah agama dari Yudaisme ke Kristen 

Protestan pada tahun 1824, ketika dia baru berusia 6 tahun. Kejadian ini 

berdampak pada pengalaman hidup Marx di kemudian hari. Namun pandangan 

keluarga Marx juga berubah akibat perpindahan agama ini, dari keyakinan pada 

Tuhan Yang Maha Esa Yahova menjadi keyakinan pada Tritunggal.
59

 

Karl Marx menyelesaikan Traves Gymnasium, sekolah menengah 

setempat, pada tahun 1835 pada usia 17 tahun. Karl Marx melanjutkan pendidikan 

tingginya dengan mendaftar selama satu tahun di Fakultas Hukum Universitas 

Bonn, sesuai keinginan ayahnya. Marx tidak merasa nyaman di departemen ini 

dan akhirnya pindah ke Universitas Berlin untuk mengejar mimpinya menjadi 

spesialis filsafat dan sejarah. Dia pertama kali menunjukkan tanda-tanda keahlian 

filosofisnya yang luar biasa di Universitas Berlin. Karl Marx menerima gelar 

dalam bidang filsafat pada usia 23 tahun, dan disertasinya diberi judul ―Perbedaan 

Antara Filsafat Alam Epicurus dan Filsafat Alam Demoscritos‖. Universitas Jena 

menerima penyerahan disertasi ini pada bulan April.
60
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Karl Marx bergabung dengan dewan editorial "Die Rheinische Zeitung," 

sebuah publikasi liberal yang diterbitkan di kota Cologne, setelah ia lulus dari 

Universitas Jena. Namun, sensor yang dilakukan pemerintah Prusia terus 

memberikan tantangan sehingga perjalanan hidup mereka menjadi tidak mudah. 

Pada tahun 1843, Karl Marx berhenti dari pekerjaannya, pindah ke Paris, dan 

menikahi Jenny Von Westphalen, putri seorang bangsawan. Karl Marx juga 

seorang editor surat kabar di Paris. Karl Marx berteman baik dengan Friedrich 

Engels, putra seorang pemilik industri tekstil, ketika ia tinggal di Paris. Karl Marx 

dan Friedrich Engels ikut menulis buku terkenal Manifest der Kommunistisechen 

Partei.
61

 

Karl Marx menyusun teori terakhirnya. Karl Marx dan Friedrich Engels 

berpartisipasi dalam berbagai aktivitas organisasi sosialis. Karl Marx dan 

Friedrich Engels ikut menulis Manifesto Komunis, yang diterbitkan pada bulan 

Januari 1848. Sebelumnya, ada revolusi tahun 1884, yang dimulai di Perancis dan 

kemudian menyebar ke Prusia dan Austria. Karl Marx kembali ke Jerman tanpa 

izin. Namun, pemberontakan tersebut pada akhirnya tidak berhasil.
62

 

Karl Marx meninggalkan Paris pada tahun 1845 setelah diasingkan oleh 

otoritas Perancis. Karl Marx pindah ke Belgia. Dia diasingkan dari Belgia sekali 

lagi pada tahun 1848 dan tinggal di London sampai sisa hidupnya. Dia menulis 

Manifesto Komunis, sebuah konsep yang sekarang terkenal, ketika dia tinggal di 

Belgia. Karl Marx mulai melihat dirinya di London bukan sebagai seorang 
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revolusioner dan konspirator melainkan sebagai seorang pemikir dan penemu 

prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana masyarakat berkembang.
63

 

Kehidupan Karl Marx memasuki babak baru ketika ia pindah ke London. 

Fokusnya bergeser dari tindakan revolusioner dan praktis ke pekerjaan teoretis, 

khususnya studi ekonomi. Itu adalah titik terendah dalam hidupnya. Karl Marx 

bertahan hidup dengan menerima kiriman uang secara sporadis dari Engels dan 

tidak memiliki sumber pendapatan yang konsisten. Karena sikapnya yang angkuh 

dan otokratis, hampir semua kenalannya sebelumnya diasingkan darinya, dan 

keluarganya menjadi miskin dan sering hidup tanpa makanan. Buku pertama 

karya besar Marx, Das Kapital, yang berisi kritiknya terhadap kapitalisme, 

akhirnya diterbitkan pada tahun 1867.
64

 

Karl Marx terlibat dalam aktivitas politik Gerakan Pekerja Internasional 

pada tahun 1864. Akhirnya, penyakitnya mengakhiri karirnya. Karl Marx adalah 

ayah dari tujuh anak. Tiga dari gadis-gadis itu selamat dan empat di antaranya 

tewas dalam kecelakaan. Pada tanggal 17 Maret 1883, Karl Marx meninggal 

dunia saat duduk di kursinya; dia tidak meninggalkan surat wasiat. Karl Marx 

dimakamkan di Pemakaman Highgate London bersama Jenny, pengurus rumah 

tangganya Lenchen, dan anggota keluarga lainnya.
65
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B. Konsep pemikiran Karl Marx 

1. Agama 

Kritik Feuerbach terhadap agama menjadi dasar kritik Marx terhadap 

agama. Analisis Feuerbach terhadap filsafat Hegel mengungkapkan kelemahan 

mendasar yang dilihat oleh Marx sebagai kebalikan dari filsafat Hegel. Subyek 

menjadi obyek dan obyek menjadi subyek menurut Hegel. Hegel memandang roh 

sebagai realitas utama dan bukan manusia sebenarnya, meskipun faktanya roh 

adalah hasil dari kecerdasan manusia. Demikian pula, menurut Hegel, roh adalah 

subjek atau aktor sebenarnya dari negara, dan rakyat hanyalah manifestasinya, 

bertindak secara bebas dan tanpa sadar dengan cara yang memungkinkan roh 

untuk mengekspresikan dirinya. Masyarakat yang tinggal di sana sebenarnya 

merupakan hakikat fundamental bangsa. Marx terbebas dari pancaran daya pikat 

Hegel oleh kritik Feuerbach.
66

 

Karena manusia hanya dapat benar-benar mengetahui siapa dirinya 

melalui cara-cara artifisial, maka kondisi masyarakat harus diperhatikan untuk 

mengetahui penyebabnya. Realisasi diri sejati umat manusia hanya mungkin 

terjadi dalam ilusi agama, karena kerangka masyarakat yang sebenarnya 

menghalangi realisasi diri yang sebenarnya. Manusia menciptakan sebuah 

kerajaan dalam pikirannya karena kenyataan memisahkannya dari dirinya sendiri. 

Manusia ingin diselamatkan di surga karena penderitaannya di dunia ini.
67

  

Oleh karena itu, Marx membuat penemuan penting bahwa agama bukanlah 

penyebab keterasingan manusia, melainkan hanya salah satu gejalanya. 

Keterasingan agama di tengah masyarakat merupakan gejala keterasingan yang 

lebih dalam. Agama hanyalah pelarian bagi orang-orang yang terpaksa lari dari 
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kenyataan. Karena tidak ada sifat manusia yang sebenarnya, agama hanyalah 

angan-angan pemenuhan sifat manusia. Oleh karena itu, agama merupakan protes 

sekaligus ekspresi penderitaan yang nyata. Agama adalah ruh zaman yang tak 

berjiwa, rintihan makhluk yang gundah gulana, rasa semesta yang tak 

berperasaan. Itu adalah candu masyarakat.
68

 

Namun jika agama hanya merupakan gejala sekunder dari keterasingan 

manusia, maka kritik tidak boleh berhenti pada agama. Kritik agama hanya 

menghancurkan bunga-bunga khayalan pada rantai itu, tetapi bukan agar manusia 

membawa rantai itu tanpa khayalan, tanpa harapan, melainkan agar ia membuang 

rantai itu dan memetik bunga yang hidup. Yang perlu dirobek bukanlah bunga 

yang menghiasi rantai itu, agamanya, melainkan rantai itu sendiri, penderitaan 

manusia yang membuatnya lari ke agama. Jadi, menurut Marx, kritik terhadap 

agama harus menjadi kritik terhadap masyarakat. Mengkritik agama saja tidak ada 

gunanya karena tidak mengubah apa yang melahirkan agama. Bukan agama yang 

harus dikritik, tapi masyarakat: ―Kritik terhadap surga berubah menjadi kritik 

terhadap dunia, kritik terhadap agama menjadi kritik terhadap hukum, kritik 

terhadap teologi menjadi kritik terhadap politik‖.
69

 

2. Materialisme Historis & Dialektika 

Tulisan-tulisan Ludwig Feuerbach memberikan landasan bagi 

materialisme historis Marx (1804-1872). Marx menyatakan bahwa Feuerbach 

berhasil mengkonstruksi ilmu positif dan materialisme otentik dengan 

mendasarkan teorinya pada interaksi sosial manusia. Watloly, Michel Curtis
70

 

Pandangan Marx yang menjadikan materi sebagai primer di atas, dikenal dengan 
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konsep materialisme historis. Materialisme historis berpendapat bahwa perilaku 

manusia ditentukan oleh kedudukan materi, bukan pada ide karena ide adalah 

bagian dari materi.
71

 Marx membedakan antara materialisme dialektis dan 

materialisme historis. Perspektif ekonomi terhadap sejarah dikenal dengan istilah 

materialisme sejarah. Marx memasukkan istilah "historis" untuk menggambarkan 

berbagai tahapan pembangunan sosial dan ekonomi yang terjadi sepanjang waktu. 

Sebaliknya, definisi Marx tentang materialisme berkaitan dengan persepsi objek 

sebagai realitas fundamental. Marx tetap menggunakan istilah materialisme 

sejarah untuk menyampaikan perspektifnya, yang bertentangan dengan 

idealisme.
72

 

Filsafat materialis mengakui kehadiran realitas objektif sebagai penentu 

utama gagasan dan berasumsi bahwa realitas ada di luar kesadaran manusia. Di 

sisi lain, idealisme menolak keberadaan realitas di balik pemikiran manusia dan 

menekankan bahwa semua kesadaran didasarkan pada gagasan.
73

 

Sementara itu, teori materialisme dialektikal Marx membahas persoalan 

kosmis universal. Marx berpendapat bahwa karakter dialektika yang materialistis 

mempengaruhi evolusi sejarah umat manusia. Marx menyebut penerapan teori ini 

pada masyarakat sebagai materialisme sejarah. Hal ini didasarkan pada gagasan 

bahwa kelas sosial selalu membentuk komposisi dan lintasan sejarah masyarakat. 

Klasifikasi ini mewakili upaya manusia untuk membagi pekerjaan dan kehidupan 

yang lebih baik, bukan perkembangan yang terjadi secara kebetulan. Menurut 

gagasan ini, faktor sosiallah yang menentukan kesadaran manusia, bukan 
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kesadaran manusia yang menentukan kondisi sosial. Marx melanjutkan dengan 

mengatakan bahwa mempelajari perilaku dan produksi manusia—bukan 

pemikiran manusia—adalah cara yang lebih baik untuk memahami sejarah dan 

jalannya pembangunan. Anda dapat belajar tentang proses berpikir manusia 

dengan mengamati bagaimana orang berperilaku dan menghasilkan sesuatu.
74

 

3. Perjuangan Kelas 

Marx menyatakan bahwa kelas sosial merupakan kejadian umum dalam 

peradaban pascafeodal. Marx melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada dua 

kelas dalam sistem kelas: kelas bawah (proletariat, pekerja) dan kelas atas 

(borjuasi dan peralatan industri). Marx mengidentifikasi tiga kelompok sosial 

dalam masyarakat kapitalis: (1) buruh, atau mereka yang bergantung pada upah. 

Tuan tanah, yang memperoleh pendapatan dari sewa tanah, dan kaum borjuis, 

yang kaya, merupakan kelompok ketiga. Marx berpendapat bahwa eksploitasi, 

eksploitasi, dan hubungan kekuasaan (antara mereka yang berkuasa dan mereka 

yang berada di bawah kendali) menentukan hubungan antar kelas.
75

 

Kenyataannya, kedua kelompok ini sering bertikai karena ide dan energi kelas 

proletariat sering kali dilumpuhkan oleh kelas borjuis. Sebagai akibat dari 

anggapan superioritas kelas borjuis atas kelas proletariat, kelas proletariat terlihat 

berada dalam posisi yang dirugikan dan menanggung kondisi kehidupan yang 

miskin dan semakin terasing.
76

  

Pandangan Marx setiap masyarakat memiliki infrastruktur dan 

suprastruktur. Struktur ekonomi berfungsi sebagai infrastruktur masyarakat. 

                                                           
74

 I.B. Wirawan, Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, 

dan Perilaku Sosial),( Jakarta : Kencana, 2012), h. 10-11. 

75
 Irzum Farihah, Filsafat Materialisme Karl Marx, Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi 

Keagamaan, Volume 3, No. 2, Desember 2015, Kudus, h. 443. 

76
 Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, 

dan Poskolonial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 45. 



34 
 

 

 

Ideologi, perundang-undangan, cabang eksekutif, keluarga, agama, budaya, dan 

standar moral merupakan suprastrukturnya. Ia berpendapat bahwa pendirian 

materialisme sejarah secara alami menghasilkan interaksi antara suprastruktur 

budaya, infrastruktur ekonomi, dan struktur sosial yang dibangun di atasnya. 

Ikatan ekonomi selalu diperlukan untuk adaptasi manusia terhadap dunia material, 

dan karena hubungan ini bersifat intim, maka hubungan ekonomi juga 

mempengaruhi semua hubungan sosial lainnya.
77

 

Nilai berlebih atau surplus output ini didistribusikan sebagai dividen 

kepada kapitalis dalam masyarakat kapitalis, sesuai dengan bagian masing-masing 

kapitalis dalam kuota modal masyarakat. (Jika kita mengabaikan variasi distribusi 

yang tidak disengaja dan hanya fokus pada aturan yang mengaturnya, batasan 

pengelolaannya.) Versi nilai lebih ini muncul sebagai laba rata-rata yang 

meningkatkan modal. Keuntungan rata-rata ini dipecah menjadi keuntungan dan 

bunga perusahaan, dan dapat diakumulasikan dalam dua kategori ini untuk 

berbagai jenis kapitalis. Namun, kepemilikan tanah menghadirkan hambatan 

terhadap pengelolaan modal dan distribusi kelebihan nilai atau kelebihan barang. 

Dengan cara yang sama kapitalisme mengambil kelebihan tenaga kerja dari para 

pekerja untuk menghasilkan kelebihan dan kekayaan.
78

 

Kondisi-kondisi material tertentu yang ditemui orang-orang dalam proses 

mereplikasi kehidupan mereka merupakan lingkungan di mana produksi kapitalis 

terjadi. Keadaan-keadaan ini, seperti halnya hubungan-hubungan sosial, 

merupakan produk dan alat reproduksi bagi proses produksi kapitalis; di satu sisi, 
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itu adalah perkiraannya. Kita juga tahu bahwa modal menyedot sejumlah surplus 

tenaga kerja unik dari produsen atau kelompok langsung dalam proses produksi di 

masyarakat yang cocok dengannya. Sebaliknya, kapitalis hanyalah personifikasi 

kapital, yang bertindak dalam proses produksi hanya sebagai pembawa kapital. 

karyawan, kelebihan pekerjaan yang diperolehnya dengan cara yang tidak setara, 

yang menurut definisinya selalu merupakan kerja paksa meskipun hal tersebut 

tampaknya merupakan hasil dari pengaturan kontrak yang bebas. Kelebihan 

tenaga kerja tercermin dalam nilai lebih, yang tercermin dalam surplus produk. 

Karena jumlah tenaga kerja melebihi permintaan tertentu, pasti selalu ada surplus 

tenaga kerja pada tingkat tertentu.
79

  

Masalahnya terletak pada kenyataan bahwa sistem perbudakan, sistem 

kapitalis, dan lain-lain. Bentuknya bersifat permusuhan, dan salah satu ciri yang 

terlihat jelas adalah kemalasan sebagian masyarakat tertentu. Sejumlah kelebihan 

tenaga kerja diperlukan sebagai jaring pengaman terhadap kecelakaan dan untuk 

memfasilitasi perluasan proses reproduksi secara bertahap yang diperlukan untuk 

mengimbangi pertumbuhan populasi dan perubahan permintaan. Salah satu ciri 

peradaban kapitalis adalah ia memanfaatkan kelebihan tenaga kerja ini dengan 

cara dan dalam keadaan yang lebih baik bagi hubungan masyarakat dan 

pengembangan komponen-komponen ke dalam bentuk yang baru dan lebih baik 

dari bentuk-bentuk sebelumnya, seperti perbudakan, perbudakan, dan perbudakan, 

dan lain-lain.
80  
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Oleh karena itu, hal ini menciptakan sarana hubungan material dan 

mendasar yang memungkinkan kelebihan kerja ini digabungkan, dalam bentuk 

masyarakat yang lebih tinggi, dengan pengurangan yang lebih besar dalam total 

waktu yang digunakan untuk kerja material. Di satu sisi, hal ini mengarah pada 

tahap pemaksaan dan monopolisasi pembangunan masyarakat (dengan 

keuntungan material dan intelektualnya) oleh satu bagian masyarakat dengan 

mengorbankan hilangnya bagian lain. Karena surplus tenaga kerja bisa menjadi 

besar jika seluruh hari kerja pendek dan relatif sedikit jika seluruh hari kerja 

panjang, sesuai dengan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja.
81

 

Marx dan Engels ikut menulis buku “The German Ideology,” yang 

merinci berbagai fase perubahan signifikan dalam hubungan sosial dan norma 

kepemilikan serta keadaan material dan teknik industri. Pada titik ini, gagasan 

bahwa konflik kelas telah membentuk seluruh sejarah mulai terbentuk. Konflik 

kelas menjadi poros bagi Marx muda, sedangkan kategori formal bagi mendiang 

Marx adalah tenaga kerja, modal, dan struktur kelas. Dalam hal ini, Marx 

menciptakan model dua kelas yang kemudian menjadi ide kunci dalam 

kapitalisme. Sejarah modern adalah konflik besar antara borjuasi dan proletariat, 

dua kelas penting, namun sejarah bukan hanya tentang kelas-kelas yang saling 

bertarung.
82

 

Marx percaya bahwa kaum proletar pada akhirnya akan mengakui 

kepentingan bersama mereka dan menemukan kekuatan untuk melawan kelas 

borjuis. Sistem kapitalis menghasilkan sekat-sekat antara pekerja dengan 

buruhnya, serta antara pekerja dengan lingkungan sosial sekitarnya, dari keadaan 
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konflik antar kelas. Selain itu, kapitalisme telah menyebabkan masyarakat 

menjadi terasing dari dirinya sendiri. Karena sistem yang melingkupi mereka 

telah merampas kebebasan mereka, maka para pekerja pun kehilangan kebebasan 

tersebut. Karena mereka terjebak dalam sistem yang mereka terima sebagai 

kenyataan, mereka kekurangan waktu, tenaga, dan keinginan sendiri. Marx 

menegaskan bahwa sistem kapitalis dapat dihentikan.
83

  

Marx memperkirakan bahwa pada saat ini, kelas borjuis akan ditaklukkan 

dan dihancurkan karena bentrokan antara berbagai kelas akan diperlukan untuk 

mempertahankan setiap kelas. Marx memperkirakan bahwa setelah itu, kaum 

proletar akan menciptakan masyarakat tanpa kelas di mana upah dan tenaga kerja 

didistribusikan secara adil, sehingga menjamin tidak ada seorang pun yang akan 

dieksploitasi atau hidup dalam kemiskinan.
84

 

Dalam teori kelas, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, 

khususnya: Pertama, struktur mempunyai pengaruh yang lebih besar 

dibandingkan moral dan kesadaran. Hal ini menyiratkan bahwa perubahan 

struktur ekonomi akan mengakhiri konflik, bukan perubahan pola pikir. 

Kepentingan kelas pemilik dan kelas pekerja pada awalnya bertentangan. Hal ini 

menyiratkan bahwa perspektif fundamental mereka mengenai transformasi sosial 

berbeda. Kelas pemilik modal lebih memilih untuk mempertahankan status quo 

dan menentang segala bentuk perubahan sistem kekuasaan, sedangkan kelas 

pekerja biasanya progresif dan revolusioner. Ketiga, hanya gerakan revolusioner 

yang dapat menghasilkan kemajuan sosial apa pun. Semua gagasan Karl Marx 
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mengarah pada hasil akhir yang diinginkannya, khususnya ―masyarakat tanpa 

kelas‖.
85

 

C. Filsuf yang memengaruhi Karl Marx 

1. Friedrich Hegel 

Hegel terkenal dengan filsafat politiknya yang mengutamakan kebebasan 

dan akal. Jalan pemikiran Marx pada akhirnya ditentukan oleh penemuannya 

mengenai filsafat Hegel, yang membuat Marx muda bingung mengenai keadaan 

di Prusia. Marx bergabung dengan Doctors' Club, sebuah kelompok intelektual 

muda di Berlin yang kritis dan radikal. Ia menjadi anggota organisasi yang paling 

radikal ketika ia bergabung di semester kedua. Mereka dikenal sebagai kelompok 

Hegelian Muda karena mereka menggunakan filsafat Hegel untuk menantang 

ortodoksi negara Prusia. Hegel dipandang sebagai guru revolusi karena 

filosofinya, yang fokus pada kebebasan dan akal, sangat cocok untuk menantang 

institusi politik otoriter. Kaum muda Hegel juga berpendapat bahwa karena Hegel 

menentang dominasi agama (Protestan) di Prusia, filsafatnya sebenarnya ateis. 

Hal ini sangat kontras dengan kelompok Hegelian kanan, yang dianggap sebagai 

Hegelian kiri karena mereka memandang Hegel sebagai teolog Protestan dan 

pendukung Negara Prusia.
86

 

Ide sentral dialektika Hegel adalah bahwa etika memainkan peranan 

langsung dalam komunikasi manusia. Hal sebaliknya juga terjadi: alih-alih 

melakukan percakapan langsung, masyarakat memanfaatkan media digital yang 

dapat diakses secara online sebagai perantara, sehingga menghilangkan kebutuhan 

untuk bersusah payah berbagi sudut pandang secara langsung. Hal ini membuat 
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argumen etis tampak seperti ditinggalkan secara sah. Oleh karena itu, jalan tengah 

antara kedua pandangan ini hendaknya diambil oleh manusia beradab yang 

menjunjung tinggi etika dan memanfaatkan teknologi komunikasi. Wajar jika 

manusia di dalamnya belajar banyak dari kejadian sebelumnya, hal ini mungkin 

saja terjadi.
87

 

Hegel akan menjelaskan bagaimana seluruh kesadaran diri seorang budak 

dihasilkan dari tekanan yang diberikan oleh tuannya. Oleh karena itu, seluruh 

proses perlu diperiksa secara menyeluruh; ini hanya dapat dilakukan dengan 

kesadaran diri yang total, yang merupakan tujuan dialektika. Dalam arti 

komponen-komponen tersebut saling meniadakan (menyangkal dan menyangkal), 

bertentangan (melawan dan menentang), dan memediasi (memediasi dan 

memediasi) satu sama lain, maka berpikir secara dialektis berarti berpikir secara 

totalitas.
88

 

Pemikiran dialektis berpendapat bahwa orang selalu bertentangan, 

memoderasi, dan meniadakan masyarakat. Jelaslah bahwa proses dialektika lebih 

kompleks daripada rumusan tesis-antitesis-sintesis yang sederhana. Penjelasan 

yang lugas ini berisiko menjadikan proses dialektis hanya sekedar kompromi yang 

mungkin berarti pembatalan bersama atau bahkan merger. Alih-alih menghasilkan 

sintesis dalam arti integrasi, proses dialektis menghasilkan hasil yang sama sekali 

berbeda yang disebut reaksioner, yang mencakup gagasan perdamaian, penguatan, 

dan peremajaan. Pemahaman Hegel tentang kerja manusia dan proses dialektika 

secara keseluruhan merupakan ―realitas yang bekerja‖ dalam pengertian ini. 

Individu yang otaknya telah mencapai kesempurnaan yang diberikan Roh perlu 
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bertumbuh, menemukan identitas sejati mereka, dan menjadi semakin menjadi diri 

mereka sendiri. Hegel pertama kali mendefinisikan kerja manusia sebagai 

Keterasingan manusia dari dirinya sendiri. Menurut Hegel, hal ini dimungkinkan 

karena pada intinya kesadaran (teori) telah mencapai kesempurnaan dalam ruh, 

dimana aktualitas kadang-kadang mempunyai waktu untuk divalidasi 

(diekspresikan secara eksternal).
89

 

Marx menganggap logika Hegel terlalu esoterik. Selanjutnya, Marx 

mengatakan bahwa dialektika Hegel tidak sama dengan dialektikanya. Marx 

mengatakan bahwa dialektika Hegel mengarah ke bawah, sedangkan tujuannya 

sendiri adalah untuk mengangkatnya. Hal ini disebabkan oleh keyakinan Marx 

bahwa segala sesuatu adalah yang utama dan gagasan adalah yang sekunder, 

berbeda dengan penjelasan Hegel yang menyatakan bahwa gagasan adalah yang 

utama dan objek adalah yang sekunder.
90

 Marx percaya bahwa konsepsi abstrak 

tidak dapat menangkap realitas konkrit masyarakat secara komprehensif. Pada 

dasarnya materi, bukan ide, yang mengubah peradaban. 
91

 

Meskipun ada beberapa perbedaan, Hegel mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Marx. Hegel hanya mengartikulasikan gagasan; teori tersebut 

kemudian harus dipraktikkan agar ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Kekuatan 

pendorong perubahan masyarakat harus dipikirkan. Marx, bagaimanapun, 

terpengaruh oleh ide-ide Feuerbach selain Hegel. Marx berargumentasi bahwa 

kemampuan Feuerbach untuk menjelaskan ide-ide Hegel memungkinkannya 

untuk menjauh dari landasan teoretis belaka, di mana filsafat Hegel merupakan 
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manifestasi keterasingan manusia dari dirinya sendiri. Feuerbach berpendapat 

bahwa keterasingan juga dapat ditemukan dalam agama. Namun Marx menerima 

pandangan tersebut dan menyatakan bahwa keterasingan dari agama adalah isu 

sekunder. Jenis keterasingan yang utama adalah keterputusan yang ditunjukkan 

oleh individualisme kontemporer antara individu dan sifat sosial mereka. 

Eksistensi negara sebagai institusi yang menindas merupakan indikasi 

keterasingan manusia dari kodrat sosialnya. Proletariat diyakini menjadi kelas 

yang mampu mengubah dan mengakhiri keterasingan ini untuk pertama kalinya.
92

 

Marx mengadopsi teori alienasi Hegel melalui proses konflik meski 

menolak idealisme Hegel. Perbedaannya adalah Marx mengangkat kedua konsep 

ini ke pusat materialisme dan mengubah sejarah manusia menjadi medan perang. 

Marx berpendapat bahwa meskipun Hegel benar dalam memandang alienasi 

sebagai inti konflik, ia salah jika mengaitkan proses sejarah dan alienasi dengan 

konsep dan bukan dunia nyata.
93

 

Relasionalisme internal atau gagasan bahwa segala sesuatu dalam realitas 

yang dipandang sebagai perwujudan diri dari roh saling berhubungan dan menjadi 

landasan dialektika Hegel. Dialektika berpendapat bahwa segala sesuatu hanya 

bisa menjadi nyata bila dilihat dalam konteks semua koneksi sebagai hal yang 

negatif, karena hanya dengan negasi kita bisa maju, menjadi utuh, dan 

menemukan siapa diri kita.
94
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2. Ludwig Feuerbach 

Feuerbach, seorang tokoh kiri Hegelian terkemuka yang sangat 

mengagumi Karl Marx. Karl Marx adalah salah satu dari apa yang disebut sebagai 

'Hegelian muda' pada saat itu. Usulan awal Feuerbach mengenai latar keterasingan 

dikaji, bukan dalam kaitannya dengan tempat kerja, melainkan sebagai kritik 

Feuerbach terhadap keterasingan yang dihasilkan dari pemahaman dialektis Roh 

Absolut dalam diri manusia. Kritik Feuerbach terhadap agama berasal dari 

pemahamannya terhadap dialektika roh yang terbalik. Menurut Feuerbach, 

gagasan utama filsafat Hegel sebenarnya adalah keyakinan pada agama 

terselubung, bukan pengetahuan tentangnya. Feuerbach berpendapat bahwa 

manusia menciptakan Tuhan, bukan sebaliknya. Manusia, bukan Tuhan, yang 

ada.
95

  

Agama adalah cerminan dari kesalahan kita, ketidakmampuan kita 

menghadapi kenyataan dan mencapai cita-cita kita.
96 Sosok Tuhan untuk menilai 

potensi manusia yang baru muncul dari dalam dirinya. Ini menunjukkan betapa 

Tuhan sangat kuat, sangat adil, sangat baik, dan sangat mengetahui. Pada 

dasarnya kelebihan dan kekurangannya merupakan potensi yang dapat 

dimanfaatkan manusia. Potensi tersebut hilang karena manusia belum 

menyadarinya; sebaliknya, mereka baru mulai melihatnya melalui mata Tuhan. 

Martabat dan moralitas manusia dalam mencapai tujuan manusia tidak lagi 

terbatas pada dunia ini saja, melainkan ditemukan di luar dunia ini. Potensi ini 

bahkan mengancam akan membayangi potensi sosial manusia. Manusia dapat 
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mengatasi keterasingan jika mengamalkan agamanya dan menanamkan agama 

tersebut dalam dirinya sehingga mampu mewujudkan potensi dirinya.
97

 

Feuerbach menyatakan bahwa kemunculan Tuhan merupakan respon 

manusia terhadap kesulitan hidup yang menimpanya, sehingga membuat mereka 

takut bahwa tidak akan pernah ada cukup uang untuk membantu mereka 

mengatasi kesulitan tersebut. Itu yang melahirkan agama adalah penolakan pada 

batasan dan adanya ketergantungan pada waktu yang sama.
98

 Oleh karena itu 

Feuerbach memandang agama sebagai sesuatu yang pragmatis dan subyektif.
99

 

Oleh karena itu Feuerbach berpendapat bahwa Tuhannya agama tidak lain adalah 

subjektivitas manusia itu sendiri, yang mendambakan kebebasan dari segala 

kekangan, kebahagiaan, dan keberkahan, yang melaluinya manusia terbebas dari 

kebutuhan untuk tunduk pada sesuatu yang objektif di luar dirinya, karena hal 

tersebut memenuhi kebutuhannya. keinginan manusia untuk menyebut dirinya 

sendiri sebagai makhluk tertinggi dan terakhir.
100 Pada kenyataannya, kehadiran 

Tuhan mengungkapkan kepada umat manusia sebuah realitas baru tentang makna 

kehidupan: makna hidup tidak ditemukan di sini, di Bumi, melainkan di suatu 

tempat di luarnya. Hal ini terlihat pada tujuan akhir agama, yaitu kesejahteraan 

dan keselamatan. Dalam konteks ini, Tuhan dipandang sebagai kekuatan tak 

terbatas yang menciptakan kebahagiaan atau keselamatan manusia, berbeda 

dengan kesejahteraan materi.
101 Manusia menciptakan "Tuhan" sebagai dewa 

pribadi yang memiliki semua sifat ajaibnya untuk mencapai tingkat keselamatan 

atau kebahagiaan ini. 
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Feuerbach menunjukkan bahwa komponen esensial dari esensi 

supernatural Tuhan adalah kodrat manusia.
102

 Konsep ketidakterbatasan yang 

manusia sebut sebagai ―Tuhan‖ tidak lebih dari pengetahuannya sendiri tentang 

alam yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri dan kemudian dipandang sebagai 

sesuatu yang ada di luar dan di luar dirinya. Menurut agama, mereka yang 

mengidentifikasi diri dengan Tuhan benar-benar terhubung dengan aspek-aspek 

diri mereka yang tak terbatas. Agama tidak lain hanyalah hubungan antara 

manusia dan kodratnya sendiri, yang mana kodratnya diakui berada di luar dirinya 

dan bukan sebagai miliknya.
103

 Agama adalah semacam kesadaran yang terpisah 

dari manusia, karena konsep ketuhanan tidak lebih dari hasil proyeksi fitrah 

manusia itu sendiri atau sesuatu yang benar-benar ada dalam fitrahnya sendiri dan 

kemudian diproyeksikan ke ―apa yang ada‖. Manusia terhubung dengan esensinya 

melalui agama, yang mereka lihat sebagai hubungan dengan makhluk yang 

berbeda dari dirinya dalam keadaan pengendalian diri atas dorongannya. Manusia 

dapat melampaui batas-batas obyektif dan rasa ketergantungannya pada sesuatu 

yang lebih besar dari dirinya melalui agama. Namun hal ini menimbulkan 

penolakan terhadap tujuan (realitas alamiah) dan penurunan nyata ke dalam 

subjektivisme di pihak umat beragama. Oleh karena itu Feuerbach menunjukkan 

bahwa Tuhan adalah subjektivitas manusia yang mutlak dan murni, bebas dari 

segala keterbatasan alamiah dan tidak terhubung dengan dunia luar. Dengan kata 

lain, Tuhan tidak lain hanyalah cerminan umat manusia.
104 
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BAB III 

KONSEP PEMIKIRAN KARL MARX DAN PARA TOKOH TENTANG 
AGAMA DAN ALIENASI MANUSIA 

 

A. Konsep Agama menurut Karl Marx 

Tidak mungkin memisahkan pendapat Marx tentang agama dari 

pengalamannya dan masa lalu keluarganya. Keluarga Marx hampir dipaksa 

berpindah agama dari Yudaisme ke Kristen ketika dia masih kecil. Keputusan 

keluarga Marx untuk pindah agama dipicu oleh keinginan ayahnya untuk bekerja 

sebagai notaris. Karyawan tidak diperbolehkan menganut agama apa pun selain 

agama penguasa pada saat itu sesuai peraturan negara. Marx akhirnya 

menyimpulkan bahwa agama tidak lebih dari sebuah tong sampah tempat lalat 

memburu sisa-sisa makanan karena pengalaman berpindah agama ini sangat 

mempengaruhi dan membuat dirinya tertekan. Agama begitu mendasar sehingga 

bisa ditukar dengan barang-barang nyata. Dengan insentif yang nyata, negara 

mempunyai kapasitas untuk mempengaruhi agama penduduknya secara 

signifikan.
105

  

Selain pengalaman keagamaan pribadi dan keluarga, Marx juga 

menghadapi kondisi sosial keagamaan yang menurutnya sangat melanggar 

martabat manusia. Kondisi ini diciptakan oleh negara, yang dimotivasi oleh kaum 

bangsawan dan kapitalis serta mengambil kekayaan dari penderitaan kelas bawah. 

Sementara itu, kelompok Protestan yang sangat religius tidak lagi menjalankan 

peran kenabian mereka dan malah berupaya melegitimasi keputusan politik yang 

dibuat oleh pihak berwenang dengan memberikan bimbingan agama tentang cara 

menghadapi kesulitan dan kenyataan hidup sehari-hari. Masyarakat miskin 
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diindoktrinasi untuk menerima keadaan mereka melalui prinsip-prinsip agama, 

sehingga memungkinkan kelas penguasa untuk memegang kekuasaan dan 

mempertahankan status quo.
106

 

Keyakinan bahwa agama hanyalah sebuah institusi bagi orang-orang kaya, 

yang seringkali bersumpah untuk membungkam masyarakat dan menerima adat-

istiadatnya yang kejam, semakin diperkuat oleh realitas sosio-politik seperti ini.
107

 

Agama seperti itu adalah agama ideologis yang berfungsi untuk membenarkan 

kemiskinan di dunia dan membuat orang bahagia karenanya.
108

  

Sebenarnya bukan agama yang diserang Marx, melainkan penganut 

agamanya. Agama diproduksi dengan cara yang sama seperti isu-isu sosial, 

politik, dan ekonomi. Kritik Marx terhadap agama, pada kenyataannya, hanya 

bersifat menengah. Niatnya adalah menyerang masyarakat melalui kritiknya 

terhadap agama. Lapisan masyarakat paling bawah ditindas dan dimanipulasi 

melalui penggunaan agama. Setelah penganiayaan, agama berkembang menjadi 

surga bagi mereka yang membutuhkan hiburan. Dengan kata lain, agama 

menyebabkan orang menjadi terasing dari dirinya sendiri. Karya Feuerbach Das 

Wesen des Christentums (Sifat Agama Kristen) berperan sebagai pengaruh 

terhadap ide-ide Marx.
109  

Feuerbach berpendapat dalam karyanya bahwa Tuhan adalah produk 

fantasi manusia, bukan pencipta umat manusia. Karena agama merupakan 
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cerminan sifat manusia, maka agama melambangkan keterasingan yang ada antara 

seseorang dengan dirinya sendiri. Feuerbach juga mengamati bahwa esensi Tuhan 

tidak lebih dari esensi manusia itu sendiri, yang dilucuti dari segala perbedaan dan 

batasan untuk menjadi realitas independen yang ada di luar manusia.
110

  

Kritik teologis Feuerbach memperluas perspektif Marx. Marx melanjutkan 

dengan mengatakan bahwa umat Kristen berpendapat bahwa Tuhan menciptakan 

manusia menurut rupa-Nya. Benar sekali Marx mengatakan bahwa Tuhan 

diciptakan serupa dengan manusia. Tuhan yang menjelma sebagai Yang Maha 

Kuasa dan Maha Sempurna, kemudian dikaruniai kemampuan dan kapasitas 

manusia.
111

  

Marx berpendapat bahwa agama adalah candu masyarakat dan sumber 

kenyamanan universal. Hal ini menyiratkan bahwa hiburan apa pun yang 

ditawarkan agama kepada mereka yang tertindas dan menderita adalah palsu dan 

hanya menawarkan hiburan jangka pendek. Alih-alih memberikan jawaban praktis 

atas persoalan-persoalan kehidupan, agama sering kali menghalanginya dengan 

mendatangkan penindasan dan penderitaan yang harus ditanggung dengan segala 

kerendahan hati.
112

  

Kelas atas mungkin benar-benar memanfaatkan mentalitas yang dianggap 

sebagai suatu kebajikan, yaitu menyetujui penindasan. Karena agama 

mengizinkan kelas bawah untuk terus merasa puas dengan keadaan mereka, kelas 

atas mungkin akan lebih mengambil keuntungan dari kelas bawah. Selain itu, 

agama benar-benar membiarkan ketidakadilan terus terjadi karena agama 
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menjanjikan kebahagiaan di masa depan sebagai imbalan atas penderitaan yang 

ada.
113

  

B. Konsep Alienasi manusia menurut Karl Marx  

Karl Marx mendefinisikan analisis alienasi sebagai hubungan antara sifat 

manusia dan tenaga kerja di bawah kekuasaan kapitalis. Marx berpendapat bahwa, 

pada intinya, manusia adalah makhluk kreatif yang, melalui bahan-bahan yang 

mereka gunakan untuk menciptakan kembali alam semesta material, juga mampu 

mewujudkan sebagian dari esensi mereka sendiri dalam hal-hal yang mereka 

lakukan dan hasilkan.
114 Namun, Marx mengamati bahwa pembagian kerja dan 

hak milik pribadi atas alat-alat produksi di bawah sistem kapitalis telah 

membelokkan hubungan alami antara sifat manusia dan tenaga kerja, sehingga 

menyebabkan keterasingan di antara manusia.
115

 

Dari sini, keterasingan manusia dari pekerjaannya mempunyai empat 

aspek.
116 Pekerja mungkin menjadi terasing dari lingkungannya, dari aktivitas 

pekerjaannya, dari hasil pekerjaannya, atau dari potensi kemanusiaannya.
117 

Produk menghadapkan pekerja sebagai benda asing atau sebagai kekuatan otonom 

yang lebih besar dari dirinya sebagai akibat keterasingannya terhadap produk.
118 

Buruh tani yang miskin, misalnya, terpaksa membayar upah yang melebihi 

kemampuan mereka untuk mendapatkan beras yang mereka panen sendiri. Ketika 
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seseorang merasa terasing dari pekerjaannya, hal ini menunjukkan bahwa 

pekerjaan internalnya telah tereksternalisasi. Hal ini karena pekerjaan mereka 

tidak lagi melibatkan keinginan batin atau kesediaan mereka untuk mengerahkan 

energi fisik untuk memenuhi kewajiban di tempat kerja, melainkan untuk 

memperoleh kepuasan.
119

 Kemudian, karena adanya paksaan, pekerja yang 

teralienasi dari potensi kemanusiaannya tidak mampu mewujudkan potensi 

dirinya secara maksimal. Lebih jauh lagi, perpecahan masyarakat menjadi dua 

kelas—kelas kapitalis dan kelas pekerja—menyebabkan keterasingan dari 

lingkungan karena masing-masing anggota kelas mempunyai kepentingan yang 

bersaing, yang memicu permusuhan dan keterasingan satu sama lain.
120

 

Marx mendalilkan bahwa kelas pekerja merupakan kelompok yang paling 

terasing dari masyarakat, dan gejala keterasingan yang sepanjang sejarah manusia 

memuncak pada masyarakat kapitalis.
121 Marx menyebut gagasan keterasingan 

manusia ini sebagai "fetisisme komoditas" atau "penyembahan komoditas". 

Interaksi manusia diubah oleh produksi kapitalis menjadi hubungan antar 

komoditas, dan perubahan ini mengungkapkan karakter kepemilikan pribadi 

kapitalis, yang menjadikan komoditas dalam sistem produksi kapitalis sebagai 

manusia yang mengatur dirinya sendiri. Manusia benar-benar didominasi oleh 

gagasannya sendiri dalam agama, dan hal yang sama juga terjadi dalam produksi 

kapitalis, di mana manusia dikendalikan oleh barang-barang yang mereka hasilkan 

dengan tangan mereka sendiri.
122 Dengan demikian, alienasi ekonomi merujuk 
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pada alienasi dalam dunia nyata, namun alienasi agama hanya terjadi dalam ranah 

kesadaran atau dalam eksistensi batin seseorang.
123

 

Dalam pengertian ini, kepemilikan pribadi juga dapat dilihat sebagai 

manifestasi dari tuntutan material masyarakat yang teralienasi—bukan dalam arti 

kekayaan nyata untuk keperluan pribadi, namun lebih sebagai modal untuk 

membayar gaji pekerja.
124

 Sama seperti para dewa yang merupakan hasil dari 

kebingungan akal manusia, kepemilikan pribadi lebih merupakan hasil dari kerja 

manusia yang teralienasi, meskipun terdapat kesan bahwa kepemilikan pribadi 

adalah sumber keterasingan, seperti yang ditulis oleh Marx muda.
125

 Hal ini 

menunjukkan bahwa barang-barang buatan manusia, lingkungan sosial, dan 

struktur politik digabungkan untuk menghasilkan kekuasaan yang menundukkan 

manusia tanpa bisa dikenali lagi dan memainkan peran penting dalam sejarah 

manusia.
126

 Menurut Marx, keterasingan merupakan produk sampingan dari 

kepemilikan pribadi, sedangkan kepemilikan pribadi itu sendiri merupakan 

produk sampingan dari keterasingan manusia. 

 

C. Pemikiran para tokoh tentang Alienasi terhadap Agama 

1. Friedrich Hegel 

Sejak Hegel menggunakan kata tersebut dalam buku pertamanya, diskusi 

mengenai alienasi telah mendapat pengakuan luas. Hegel sendiri mendefinisikan 

alienasi dalam dua cara yang cukup berbeda, yaitu: Pertama, menurut Hegel, 

alienasi adalah keadaan yang diakibatkan oleh modifikasi tertentu terhadap 

konsep diri individu. Ungkapan tersebut tidak mengacu pada tindakan yang 
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diambil oleh seseorang atau hasil yang diinginkan dari aktivitas yang disengaja. 

Individu sadar bahwa penyakitnya sedang ada. Namun yang kedua adalah 

keterasingan makna yang disengaja yang dilakukan oleh para ahli teori kontrak 

sosial. Untuk mencapai hasil yang diinginkan—yakni penyatuan dengan substansi 

sosial kata ini mengacu pada pelepasan atau penyerahan diri yang disengaja. 

Keterasingan harus diatasi sepenuhnya, yang bagi sebagian orang dicapai melalui 

keterasingan. Pada kenyataannya, hal tersebut harus bertahan lama atau, lebih 

tepatnya, berkelanjutan, karena keterasingan hanya dapat dihentikan dengan 

metode.
127

 

Tesis sentral dari filsafat Hegel adalah bahwa segala sesuatu pada akhirnya 

bermuara pada Ide Absolut (juga dikenal sebagai Pikiran Absolut, Roh Absolut, 

atau, dalam bahasa sehari-hari, Tuhan). Ide Absolut ini adalah diri dinamis yang 

terlibat dalam proses keterasingan dan keterasingan yang tidak pernah berakhir, 

bukan sekumpulan objek atau kuantitas yang tetap. Manusia adalah Yang Absolut 

dalam proses dealienasi, sedangkan alam hanyalah manifestasi Pikiran Absolut 

yang mengasingkan diri. Sepanjang sejarah manusia, manusia terus memperluas 

pemahamannya tentang Yang Absolut dan mengembangkan pengetahuan dirinya 

tentang Yang Absolut. Yang Absolut, melalui intelek yang terbatas, menjadi sadar 

diri dan kemudian ―kembali‖ ke dirinya sendiri dari kesadaran dirinya alienasi di 

alam. Namun kecerdasan yang sempit juga bisa menjadi terasing. Memproduksi 

sesuatu, mengekspresikan diri melalui objek, dan mengobjektifikasi diri dalam 

benda berwujud, struktur masyarakat, dan produk budaya merupakan aspek 

fundamental dari pikiran (manusia) yang terbatas. Tentu saja, setiap kejadian 

objektifikasi menghasilkan keterasingan antara produsen dan objek yang 

diproduksi. Keterasingan semacam ini hanya dapat diatasi dengan pengetahuan 

                                                           
127

 Richard Schacht, Phenomenology of the Spirit. 2005, h. 54. 



52 

 

 

 

yang memadai. Sekali lagi, menjadi organon pengetahuan diri Absolut adalah 

panggilan hidup manusia. Ia hanyalah seorang manusia yang terisolasi jika ia 

gagal menjalankan peran ini dan karena itu gagal memenuhi kodrat 

kemanusiaannya.
128

 

2. Ludwig Feuerbach 

Konsep keterasingan Feuerbach berpendapat bahwa manusia merasa 

terasing karena keliru mengidentifikasi bentuk ideal esensinya sebagai esensi 

Tuhan. Manusia mengakui di dalam Tuhan apa yang dia tolak dalam dirinya 

sendiri. Kita harus mengakui bahwa cinta itu ilahi karena Tuhan adalah cinta. Kita 

memandang belas kasih sebagai hal yang ilahi—yaitu, sebagai sesuatu yang 

berharga, luar biasa, dan unggul—karena Tuhan terpengaruh. Feuerbach percaya 

bahwa bagian diri yang baik, mulia, dan agung diangkat di atas atau di atas umat 

manusia dan menjadi makhluk ilahi yang berbeda darinya. Keterasingan manusia 

diungkapkan melalui agama. Dikatakan bahwa ―Tuhan memperkaya dirinya 

sendiri dan memiskinkan manusianya‖ karena kekuasaan Tuhan sama dengan 

kekuasaan manusia. Manusia menganggap dirinya lebih rendah, jahat, dan celaka 

ketika ia memproyeksikan dirinya ke luar—ke dalam sifat-sifat Tuhan. Di sinilah 

manusia menyadari kenyataan bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya memahami 

siapa diri mereka. Dari sini terlihat jelas bahwa orang-orang merasa terasing dari 

dirinya sendiri.
129

 

Feuerbach juga bermaksud mengkritik F. Hegel atas idealismenya yang 

memutlakkan Tuhan. Feuerbach berusaha menumbangkan tatanan Hegel yang 

menganggap sifat manusia sebagai keterasingan dari Ide Absolut dan predikat 

abstrak seperti akal, kognisi, dan kesadaran sebagai makhluk (F. Engels). 
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Feuerbach melihat bahwa Ide Absolut tidaklah unggul; alam material adalah. 

Feuerbach membantah pernyataan Hegel bahwa Yang Absolut mengobjektifikasi 

dirinya sendiri dalam penciptaan dan selanjutnya mencapai kesadaran diri yang 

utuh dalam kesadaran diri manusia. Feuerbach percaya bahwa cocok bagi spesies 

manusia untuk maju menuju kesadaran diri akan kesempurnaan fundamentalnya 

melalui dan di dalam konsep Tuhan. Pandangan Feuerbach tentang Tuhan tidak 

lebih dari sebuah metode tidak langsung dari pengetahuan diri manusia, yang 

dicapai melalui refleksi pada esensi kemanusiaan, yang diproyeksikan keluar dari 

dirinya sebagai ―engkau‖ ketika orang membedakan antara ―aku‖ dan ―orang 

lain‖. Dengan kata lain, kesadaran manusia akan Tuhan adalah kesadaran itu 

sendiri. Feuerbach tidak menyetujui idealisme Hegel dan juga bertentangan 

dengan pengalaman indrawi. Bagi Feuerbach, akal budi diutamakan ketika 

mendefinisikan realitas. Pada kenyataannya, kita perlu mereduksi pikiran menjadi 

indera. Filsafat Hegel dimulai dengan gagasan tentang pengalaman indrawi dan 

bukan dengan persepsi indrawi yang sebenarnya, meskipun faktanya ia merujuk 

pada hal tersebut. Pada kenyataannya, wujud nyata yaitu manusia sebenarnya 

adalah objek perhatian manusia, bukan hanya entitas intelektual atau abstrak. Oleh 

karena itu, teori mengetahui harus bersifat materialistis dan realistis. Oleh karena 

itu, filsafat harus dimulai dari manusia, bukan dari Tuhan. Manusia adalah objek 

utama manusia.
130
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BAB IV  

AGAMA DAN ALIENASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF KARL 
MARX 

 

A. Proses Agama terhadap Alienasi menurut Karl Marx 

Sejak kemunculannya di Eropa, khususnya di Inggris pada tahun 1750-

1850, industrialisasi tidak hanya membawa keuntungan kepada manusia seperti 

pemenuhan kebutuhan teknis dengan cara memudahkan itu sendiri, namun 

industrialisasi juga telah membawa beberapa dampak negatif bagi kehidupan 

manusia. Industrialisasi telah menutut banyaknya pengorbanan moral, material, 

kultur dan mental. Tercemarnya lingkungan, urbanisasi, kemiskinan, 

pengang`guran dan kriminalitas adalah beberapa dampak negaif yang ditimbulkan 

dari industrialisasi.
131

 

Analisis Alienasi manusia menurut Karl Marx adalah untuk 

mendeskripsikan hubungan sifat dasar manusia dengan pekerjaan di bawah 

kendali kapitalisme. Marx percaya bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk 

kreatif, yaitu melalui pekerjaannya, manusia mampu mentransformasikan 

kebutuhan material untuk membangun kembali dunia material, dan bersamaan 

dengan itu, merealisasikan beberapa bagian dari hakikat dirinya ke dalam hal-hal 

yang dikerjakannya itu atau ke dalam produk dari pekerjaannya.
132

 Namun, dalam 

masyarakat kapitalis, Marx melihat bahwa sistem pembagian kerja dan hak milik 

pribadi memiliki hak atas alat produksi dalam sistem kapitalisme telah 

menyelewengkan hubungan sifat dasar manusia dari aktivitas kerjanya sehingga 

menyebabkan manusia mengalami Alienasi.
133
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Dari sini, terdapat empat sisi keterasingan manusia dalam hubungannya 

dengan kerja.
134

 Keterasingan pekerja dari produk kerja, keterasingan dari 

aktivitas kerja sendiri, keterasingan dari potensi kemanusiaannya sebagai 

individu, dan keterasingan dari lingkungannya.
135

 Keterasingan pekerja dari 

produk bermaksud bahwa barang yang dihasilkan menjadi menghadapinya 

sebagai objek asing atau sebagai kekuatan independen yang melebihi dirinya.
136

 

Misalnya, buruh tani miskin harus membeli beras dari hasil panen mereka sendiri 

dengan harga yang melebihi kemampuannya. Terasing dari aktivitas kerja artinya 

pekerjaaan yang semula bagian dari sifat internal manusia berubah menjadi 

bersifat eksternal karena tidak melibatkan hasrat batin dan tenaga fisik 

berdasarkan kerelaan, sehingga bukan kepuasan yang diperoleh, melainkan untuk 

memenuhi tuntutan kerjanya.
137

 Kemudian, keterasingan dari potensi 

kemanusiaan berarti bahwa pekerja tidak lagi mampu mengenali potensi dirinya 

secara utuh karena di bawah kendali keterpaksaan. Dan terasing dari lingkungan 

adalah akibat terbaginya masyarakat menjadi kelas pemilik modal dan kelas para 

pekerja, di mana masing-masing individu, baik di dalam maupun di antara dua 

kelas tersebut memiliki kepentingan yang saling bertentangan, sehingga 

menyebabkan keterasingan satu dengan yang lainnya dan memicu konfrontasi 

berkelanjutan.
138

 

Marx berasumsi bahwa gejala keterasingan yang mengalir sepanjang 

sejarah mencapai puncaknya dalam masyarakat kapitalis, dan bahwa kelas para 
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pekerja merupakan kelompok yang paling mengalami keterasingan.
139

 Konsepsi 

Marx tentang manusia yang mengalami keterasingan disebutnya sebagai fetisisme 

komoditas atau pemujaan komoditas. Produksi kapitalis mentransformasikan 

hubungan antarmanusia menjadi hubungan antarkomoditas, dan transformasi itu 

menujukkan watak kepemilikan pribadi para kapitalis menjadikan komoditas 

dalam sistem produksi kapitalis sebagai pengatur manusia itu sendiri. Seperti 

halnya yang terjadi dalam agama, di mana manusia sebetulnya dikendalikan oleh 

refleksi pikirannya sendiri, maka dalam produksi kapitalis, manusia diatur oleh 

hasil produksi tangannya sendiri.
140

 Senada dengan hal itu, keterasingan dalam hal 

agama hanya terjadi dalam ranah kesadaran atau dalam hidup batiniah manusia, 

sedangkan keterasingan dalam hal ekonomi merupakan keterasingan dalam 

kehidupan nyata.
141

 

Berkenaan hal tersebut, kepemilikan pribadi, bukan dalam pengertian 

sebagai kekayaan material yang dimanfaatkan pribadi, tetapi sebagai modal untuk 

membayar upah pekerja, juga dapat dipahami sebagai ungkapan kebutuhan 

material dari manusia yang mengalami keterasingan.
142

 Sebagaimana ditulis oleh 

Marx muda bahwa meskipun kepemilikan pribadi tampak merupakan penyebab 

keterasingan, kepemilikan pribadi lebih merupakan konsekuensi dari kerja 

manusia yang mengalami keterasingan, sebagaimana dewa-dewa merupakan 

konsekuensi dari kebingungan akal manusia.
143

 Artinya, penggabungan dari apa 

yang manusia ciptakan menjadi berupa komoditas, lingkungan sosial maupun 
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sistem politik, berubah menjadi kekuasaan yang menguasai manusia di luar 

kendalinya dan menjadi salah satu faktor penting dalam sejarah manusia.
144

  

Karl Marx, dalam membicarakan alienasi, sedikit banyak terpengaruhi 

oleh pemikiran Ludwig Feurbach. Menurut Feurbach, bentuk alienasi yang 

mendalam adalah ideologi agama. Menerima ideologi agama, menurut mereka 

(Feurbach dan Marx) sama saja mematikan potensi yang ada dalam diri manusia 

karena ideologi agama dipenuhi dengan doktrin kepasrahan (pada waktu itu).
145

 

Dalam buku ini, Feuerbach memandang bahwa bukan Tuhan yang 

menciptakan manusia tetapi sebaliknya Tuhan adalah ciptaan dari angan-angan 

manusia. Agama merupakan proyeksi hakikat manusia dan dengan demikian 

agama mengungkapkan keterasingan manusia dari dirinya sendiri. Feuerbach 

melihat pula bahwa hakikat Allah ini tidak lain daripada hakikat manusia itu 

sendiri yang sudah dibersihkan dari macam-macam keterbatasan atau ciri 

individualnya dan kemudian dianggap sebagai sebuah kenyataan otonom yang 

berdiri di luar manusia.  Hasil proyeksi manusia dianggap sebagai sesuatu yang 

lain dari dirinya sendiri. Bahkan ia terpesona dan merasakan bahwa hasil 

proyeksinya ini menghadapi dirinya sebagai objek sehingga manusia 

menempatkan dirinya lebih hina daripada hasil proyeksinya sendiri. Manusia 

justru mengharapkan bahwa ia akan mendapat berkah dari Tuhan yang tak lain 

daripada hasil proyeksinya sendiri. Dengan kondisi semacam ini, manusia malah 

menjadi terasing dari dirinya sendiri, dari potensi-potensinya. Feurbach lalu 

menyimpulkan bahwa untuk mengakhiri keterasingan manusia, agama harus 

ditiadakan.
146
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Kritik agama Feuerbach yang membuka cakrawala bagi Marx. Marx 

menambahkan bahwa orang kristiani mempercayai bahwa Tuhan itu menciptakan 

manusia secitra dengan-Nya. Padahal yang menjadi kebenaran bagi Marx adalah 

bahwa manusia menciptakan Tuhan sesuai dengan citranya. Kekuatan dan 

kemampuan manusia lalu diproyeksikan ke dalam Tuhan yang dimunculkan 

sebagai yang Mahakuasa dan Mahasempurna.
147

   

Menurut Marx, agama adalah universal ground of consolation dan sebagai 

candu rakyat. Dalam pengertian ini, termuat suatu implikasi bahwa apapun 

penghiburan yang dibawa oleh agama bagi mereka yang menderita dan tertindas 

adalah merupakan suatu penghiburan yang semu dan hanya memberi kelegaan 

sementara. Agama tidak menghasilkan solusi yang nyata dari problem kehidupan 

dan justru cenderung merintangi berbagai solusi nyata dengan membuat 

penderitaan dan penindasan yang harus diterima dengan penuh kepasrahan.
148

   

Sikap pasrah dalam ketertindasan yang dipahami sebagai keutamaan, 

justru dapat dimanfaatkan oleh kelas atas. Kelas atas justru dapat semakin 

mengeksploitasi kelas bawah dengan melihat bahwa agama membuat kelas bawah 

untuk tetap puas dengan kondisinya. Terlebih lagi, ketika agama menawarkan 

suatu kompensasi atas penderitaan hidup sekarang ini pada suatu kebahagiaan 

kehidupan yang akan datang sehingga malah justru membiarkan ketidakadilan 

berlangsung terus menerus.
149

   

Pandangan Marx terhadap agama tidak bisa dilepaskan dari pengalaman 

dan sejarah hidupnya dan juga keluarganya. Pada usia Marx masih kecil, 

keluarganya hampir bisa dikatakan dipaksa untuk berpindah agama dari 
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sebelumnya Yahudi ke Kristen. Alasan pindah agama keluarga Marx dikarenakan 

ayahnya yang ingin menjadi Pegawai Negeri sebagai Notaris. Kebijakan negara 

pada saat itu tidak memperkenankan pegawainya beragama selain agama 

penguasa. Kejadian pindah agama ini, bagi Marx sangat membekas dan 

membuatkan miris yang akhirnya ia mengambil kesimpulan bahwa agama tidak 

lebih dari tong sampah tempat lalat mengais sisa-sisa makanan. Begitu rendahnya 

agama yang dapat ditukar dengan materi. Negara sangat berkuasa untuk 

menentukan agama warganya dengan iming-iming materi.
150

  

Selain pengalaman keberagamaan individu dan keluarga yang ia alami, 

secara eksternal Marx dihadapkan kepada kondisi sosial keagamaan yang 

menurutnya sangat menginjak-injak martabat manusia yang dipelopori oleh 

negara yang dimotori oleh kaum bangsawan dan kapitalis dengan mengeruk 

kekayaan di atas penderitaan masyarakat bawah, sementara para agamawan tinggi 

Protestan tidak lagi memperlihatkan fungsi profetiknya, bahkan yang terjadi 

mereka melegitimasi putusan politik penguasa dengan memberikan nasihat agama 

agar menerima kondisi dan kenyataan hidup yang mereka hadapi. Nilai-nilai 

agama yang dibuat candu bagi masyarakat miskin agar mereka menerima kondisi 

yang mereka hadapi, sementara para penguasa tetap pada posisi kekuasaannya dan 

mempertahankan status quo.
151

 

Realitas sosial politik semacam ini semakin menguatkan anggapan bahwa 

agama tidak lebih dari sebuah institusi kaum berjouis yang sering kali mengumbar 

janji agar dapat membungkam masyarakat dan menerima praktek-praktek 
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pesengsaraan masyarakat. Agama demikian merupakan agama yang ideologi yang 

berfungsi untuk membuat manusia puas dengan eksistensi kemelaratan di 

dunia.
152

  

Sebenarnya apa yang dikritik Marx bukanlah Agama tetapi umat yang 

memeluk agama. Agama dijadikan layaknya komoditas, tidak ada bedanaya 

dengan politik, ekonomi dan sosial. Sebenarnya apa yang dikritik oleh Marx 

tentang agama merupakan kritik antara saja, sasaran yang ingin ia capai adalah 

melalui kritiknya terhadap agama, ia ingin melakukan kritik kepada 

masyarakat.
153

  

Agama dijadikan alat untuk memanipulasi dan menindas terhadap kelas 

bawah dalam masyarakat. Dengan penindasan yang terjadi, agama lalu menjadi 

tempat untuk menghibur dari kesusahan. Dengan kata lain, agama membuat 

manusia menjadi teralienasi dari dirinya sendiri. Marx mendapatkan inspirasi 

pemikirannya ini dari tulisan Feuerbach yang berjudul Das Wesen des 

Christentums (Hakikat Agama Kristiani).
154

 Sampai disini terkesan Marx sangat 

dengan alergi dengan agama, sehingga ia memandang bahwa yang diperlukan 

dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu baru akan dapat 

diraih dengan materi. 

 

B. Solusi dan Implikasi yang ditawarkan Karl Marx 

Karl Marx memiliki pandangan yang sangat tanggap dalam hal keyakinan 

agama. Karl Marx menyatakan bahwa agama hanyalah khayalan yang sangat jahat 
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dan menggambarkannya sebagai struktur kelas dalam masyarakat. Ekonomi 

adalah satu-satunya faktor yang menentukan agama, sehingga tidak ada gunanya 

memikirkan sistem atau keyakinan apa pun selain yang memberikan manfaat 

langsung.
155

 Ia menyatakan bahwa meskipun keyakinan setiap agama berbeda, 

bentuk khusus agama-agama tersebut ditentukan oleh fakta bahwa agama-agama 

tersebut bersifat ideologis dan bahwa kekuatan material yang mengatur ruang dan 

waktu mempengaruhi keberadaan sosial. 

Agama tidak lebih dari sebuah ilusi yang melayani kepentingan para 

penindas dengan menjaga norma-norma sosial dan memberikan legitimasi kepada 

mereka. Ekonomi adalah satu-satunya faktor yang menentukan agama, oleh 

karena itu percuma saja menganalisis masing-masing doktrin secara terpisah. 

Selain itu, agama memiliki tujuan ganda, yaitu menawarkan kekayaan spiritual 

kepada masyarakat miskin sekaligus melegitimasi dominasi kekayaan. Oleh 

karena itu, mengklaim bahwa agama menghubungkan masyarakat dan mewakili 

kepentingan berbagai kelas dengan melegitimasi kekayaan dan menghilangkan 

kemiskinan adalah salah satu cara untuk menyelesaikan konflik antara solidaritas 

kelas dan integrasi sosial.
156

 Keterasingan beragama hanyalah manifestasi nyata, 

bukan spiritual, dari ketidakpuasan mendasar yang selalu terkait dengan 

perekonomian. Karl Marx mengusulkan penghancuran agama, atau keterasingan, 

sebagai solusi terhadap masalah agama karena ia percaya bahwa kebahagiaan 

palsu masyarakat merupakan prasyarat kebahagiaan sejati. Seruan untuk 
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melepaskan ilusi tentang keadaan seseorang adalah seruan untuk melepaskan 

kondisi yang memerlukan ilusi.
157

 

Marx berpendapat bahwa karena agama hanya membawa pada 

kebahagiaan khayalan, maka orang harus menghilangkannya agar bisa merasakan 

kebahagiaan sejati. Keinginan untuk menghilangkan ilusi-ilusi yang diberikan 

oleh agama merupakan tuntutan untuk menghilangkan keadaan-keadaan yang 

menimbulkan ilusi-ilusi tersebut.
158

 Upaya Marx untuk menyangkal agama 

merupakan upaya untuk mengungkap kekeliruan yang ditawarkan agama dan 

disebarkan oleh umat beragama, seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Kritik 

agama membantu masyarakat kelas bawah menyadari bahwa mereka harus maju 

demi memperbaiki situasi kehidupan mereka yang sebenarnya dibandingkan 

hanya mengandalkan agama sebagai obat yang membuat mereka terjerumus ke 

dalam lamunan. Agama yang menidurkan keberadaan manusia ke dalam 

kebahagiaan harus ditinggalkan, bahkan dihilangkan sama sekali. 

Marx melihat agama bukan dasar penyebab keterasingan manusia. Kritik 

agama bagi Marx adalah sekunder dari keterasingan manusia.
159

 Penyebab 

keterasingan yang utama haruslah ditemukan dalam keadaan masyarakat. 

Kritikjangan berhenti pada agama. Hal terpenting adalah mengubah keadaan 

masyarakat untuk mencegah terjadinya pelarian ke dalam agama-khayalan. 

Pertanyaan lebih lanjut yaitu apa yang perlu dikritik dalam masyarakat? Marx 

melihat bahwa struktur masyarakat yang tidak mengijinkan manusia bersikap 

sosial. Dalam struktur masyarakat terjadi perpisahan antara masyarakat luas) dan 
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negara.
160

 Dalam masyarakat luas, orang bergerak bukan demi kepentingan 

bersama melainkan demi kepentingan sendiri. Dalam masyarakat luas, manusia 

berupaya menjadikan orang lain sebagai sarana pemenuh kebutuhan. Persaingan 

ini akan melahirkan pemenang dan pecundang. Negara kemudian dimunculkan 

sebagai kekuatan untuk mengatasi egoisme individu. Negara dimaksudkan untuk 

mempersatukan masyarakat. Apabila negara tidak ada, maka masyarakat dapat 

menjadi anarkis. Negara mengusahakan supaya manusia dalam masyarakat 

bertindak adil terhadap sesamanya. Negara menjadi penjamin sosialitas manusia. 

Jika manusia itu sosial maka negara tidak dibutuhkan.
161

 

Dalam struktur masyarakat, Marx melihat bahwa ternyata agama menjadi 

produk dari satu kelas. Agama dijadikan sarana manipulasi dan penindasan 

terhadap kelas. Selain itu, Marx menemukan bahwa keterasingan dasar manusia 

adalah keterasingannya dari sifatnya yang sosial. Eksistensi negara merupakan 

buktinya. Hal ini ditemukan oleh Marx dalam analisis Hegel mengenai 

masyarakat modern. Menurut Hegel, kekhasan masyarakat modern adalah 

pemisahan antara civil society dan negara.
162

 Dalam civil society, kepentingan 

pribadi yang diperjuangkan. Karena itu negara hadir untuk mengatasi semua 

egoisme dan mempersatukan masyarakat. Di sini menjadi jelas bahwa sebagai 

individu, manusia itu egois. Manusia hanya bersifat sosial karena harus taat pada 

negara. Kesosialan manusia terasing darinya dan mendapat eksistensi terpisah dan 

tersendiri sebagai lembaga di atasnya, yang memaksa idividu-individu untuk 

berlaku sosial, yaitu negara. Jelas bagi Marx bahwa keberadaan negara 

membuktikan bahwa manusia terasing dari kesosialannya. Demikian bahwa 
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keterasingan dasar manusia adalah keterasingan dari sifatnya yang sosial. 

Keterasingan ini tercermin dalam agama di mana manusia menempatkan cinta 

kasih di luar dirinya, dalam bentuk ilahi, dan mengharapkan penebusan darinya. 

Bagi Marx, reformasi politik tidak dapat menyelesaikan persoalan ini. Bukannya 

bentuk-bentuk kenegaraan yang perlu dikritik melainkan seluruh sistem yang 

memerlukan negara.
163

 

Hal yang kemudian muncul dalam benak Marx adalah bagaimana cara 

untuk membebaskan manusia dari keterasingan ini. Caranya adalah melalui 

revolusi. Revolusi yang akan membebaskan manusia secara radikal akan 

melahirkan masyarakat tanpa kelas. Revolusi ini hanya dapat dijalankan oleh 

kelas yang mengalami penderitaan, penindasan dan bermusuhan dengan kelas 

yang lain. Kelas inilah yang dapat melakukan revolusi radikal sehingga tercipta 

masyarakat tanpa kelas. Kelas yang dimaksudkan di sini ini adalah kaum proletar. 

Proletariat merupakan masyarakat tertindas. Apabila ia berevolusi maka ia akan 

berrevolusi secra total. Membebaskan masyarakat dari kelas-kelas, membebaskan 

manusia sebagai manusia.
164

  

Bagi Marx, amat penting bahwa yang pertama-tama kaum buruh sebagai 

kaum proletar itu harus tertarik dengan sendirinya pada kaum intelektual. Dalam 

hal ini pula sesungguhnya kaum intelektual harus mampu menangkap penderitaan 

real para buruh dan merefleksikannya secara teoritis. Kemudian hal ini harus 

ditangkap pula oleh para buruh dengan sendirinya. Jadi di sini kita menemukan 

semacam adanya jalinan antara teori dengan praksis. Teori diwakili dalam diri 
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kaum intelektual sementara praksis diwakili dalam diri para buruh sebagai kaum 

proletar.
165

 

 

C. Kritik dan solusi para pemikir Agama terhadap Agama dan alienasi 

manusia dalam perspektif Karl Marx 

Marx memahami pentingnya agama bagi orang-orang di tengah 

ketidakadilan sosial pada saat itu, serta pengaruh ekonomi terhadap realitas 

sosial—yaitu, cara agama mendorong orang ke dalam situasi yang tidak adil—

yang merupakan asal mula gagasan tentang agama sebagai keterasingan. berada 

dalam pikirannya. Marx menyatakan bahwa agama adalah candu bagi masyarakat 

dan hal ini menghalangi masyarakat untuk menjunjung prinsip-prinsip moral. 

Dalam drafnya, Marx mencoba mendefinisikan alienasi. "Segala sesuatu adalah 

sesuatu yang berbeda dari dirinya sendiri, aktivitas saya adalah sesuatu yang 

bukan milik saya, dan kekuatan kejam mendominasi segalanya, yang merupakan 

keterasingan yang jelas."
166

 

Jika dicermati pemikiran Marx tersebut setidaknya mengandung beberapa 

kelemahan, di antaranya ialah mereduksi alam semesta hanya menjadi realitas 

material semata, membatasi kebenaran hanya bersandar pada rasio-indrawi saja, 

dan mengandung kontradiksi pemikiran. Kemudian daripada itu, penegasannya 

yang menganggap metode empiris sebagai satu-satunya neraca kebenaran ilmiah 

dan penolakannya terhadap logika rasional yang terlepas dari pengetahuan empiris 

menambah kejelasan bahwa pemikiran Marx mengingkari keberadaan Tuhan yang 

Ada tertinggi atau transenden, menolak keabsahan wahyu sebagai sumber ilmu 
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pengetahuan, dan menafikan kebenaran agama karena agama bersandar pada 

wahyu dari Tuhan pencipta seluruh alam.
167

 

Pandangan Marx yang menyatakan bahwa keberadaan manusia ditentukan 

atau dikondisikan oleh realitas material yang berada di luar jangkauan kesadaran, 

dan pada saat yang sama juga menyatakan bahwa manusia dengan aktivitas 

produksi materialnya dapat menciptakan sejarah manusia itu sendiri, adalah jelas 

merupakan kontradiksi yang tidak dapat diterima akal sehat. Secara tidak disadari 

oleh Marx, justru inti dari pernyataan-pernyataan tersebut sebenarnya 

menyiratkan keharusan adanya Pencipta dan yang dicipta. Pandangan Marx yang 

menolak Tuhan yang transenden, yang tidak terjangkau indra dan pikiran, tetapi 

menerima bahwa segala sesuatu adalah berasal dari realitas material, sama artinya 

mengakui bahwa segala sesuatu tercipta oleh sesuatu yang lain, tetapi bukan 

Tuhan yang gaib, melainkan realitas material. Kemudian dari itu, jika prinsip 

pemikiran Marx menyatakan bahwa segala sesuatu, termasuk manusia, pada 

hakikatnya adalah objek indrawi atau realitas material dan jika dikatakan bahwa 

manusia adalah pencipta sejarahnya sendiri, maka dalam pandangan Marx, 

manusia itu adalah ciptaan sekaligus pencipta dirinya sendiri.
168

 

Berkenaan dengan hal tersebut, Ghanim Abduh menjelaskan bahwa segala 

sesuatu membutuhkan ‗dzat‘ yang menciptakannya atau khalik, sehingga 

semuanya tadi merupakan makhluk atau ciptaan. Makhluk boleh jadi dicipta oleh 

dirinya sendiri atau ciptaan yang lain dan tidak ada pilihan lain. Realitas makhluk 

yang terindra membuktikan bahwa pandangan yang menyatakan manusia dicipta 

dirinya sendiri jelas batil, karena manusia akan menjadi ciptaan dan pencipta 
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dirinya sendiri secara bersama-sama. Jadi, manusia harus dicipta oleh yang lain. 

Dengan cara ini, keberadaan pencipta dapat dibuktikan. Artinya, keberadaan 

sesuatu yang dapat diindra dan dipikirkan itu sebagai ciptaan sang pencipta, dan 

bahwa penciptanya itu adalah selain diri yang dapat diindrai dan dibayangkan 

dalam pikiran berhasil dibuktikan keberadaannya.
169

 

Lantas berkenaan dengan pengetahuan empiris, Muhammad Baqir Ash-

Shadr mengungkapkan bahwa jika neraca kebenaran manusia adalah hasil 

sistematisasi pengetahuan indrawi semata, maka pengetahuan yang didapat 

manusia melalui indra harus selalu benar dan mesti dianggap sebagai neraca 

primer untuk menimbang kebenaran ide-ide dan pengetahuan lainnya. Pada 

kenyataannya, pengalaman indrawi tidak terbebas dari kesalahan dan ungkapan 

yang menyatakan bahwa ―pengetahuan empiris adalah satu-satunya neraca 

kebenaran ilmiah‖ bukanlah pernyataan yang empiris.
170

 

Adapun kontradiksi pemikiran Marx lainnya, juga tergambar dalam 

visinya yang mengandaikan adanya masyarakat tanpa kelas sebagai realitas akhir 

di mana manusia terbebas dari segala bentuk penindasan dan keterasingan. 

Konsepsi tersebut kontradiktif dengan keyakinan dialektikanya yang menyatakan 

bahwa realitas tidak akan berhenti mengalami perubahan karena terdapat 

pertentangan-pertentangan di dalamnya. Menegaskan akan berakhirnya keadaan 

suatu masyarakat dalam bentuk masyarakat tanpa kelas sekaligus menafikan akan 

berhentinya keadaan masyarakat tersebut dari mengalami perubahan, atau sama 

dengan menegaskan bahwa sesuatu itu ―terjadi‖ sekaligus ―tidak terjadi‖ secara 

bersamaan. Suatu kontradiksi yang mustahil dapat dibenarkan oleh akal sehat. 

Dengan demikian, analisis Marx tentang kapitalisme, hubungan sifat dasar 
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manusia dengan pekerjaan dan keterasingan manusia mengacu pada kerangka 

pemikiran yang bersifat reduksionis-ateistik dan mengandung kontradiksi yang 

tidak dapat diterima oleh akal sehat. Berdasarkan hal tersebut, konsepsi Marx 

tentang keterasingan manusia tidak dapat dijadikan sebagai sandaran untuk 

memperoleh solusi untuk permasalahan umat manusia, khususnya permasalahan 

dalam umat Islam.
171

 

Marx mengalami realitas keagamaan ini, seperti halnya para intelektual 

lain di masa lalu, sekarang, dan bahkan mungkin di masa depan dari berbagai 

wilayah di dunia. Oleh karena itu, keadaan ini mengilhami para intelektual untuk 

menantang agama formal, yang seringkali hanya melayani kepentingan penguasa, 

dan berupaya merekonstruksi teologi baru yang lebih humanis—teologi yang 

berpotensi menjadi landasan etis untuk meningkatkan kualitas umat manusia. 

kehidupan.
172

 

Ungkapan "teologi pembebasan", kadang-kadang dikenal sebagai "teologi 

emansipatoris", muncul sebagai respons terhadap situasi ini dan bertentangan 

dengan teologi konservatif, yang cenderung mendukung kepentingan quo yang 

ada. Banyak teolog Kristen dan Islam dari berbagai negara, termasuk Afrika 

Selatan, Iran, India, dan Amerika Latin, telah berkontribusi terhadap 

pengembangan teologi ini. Sekalipun diyakini bahwa Marxisme-Leninisme 

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap jenis teologi ini, keberadaannya 

memberikan corak yang berbeda pada wacana teologis.
173

     

Menanggapi tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi, 

muncullah teologi pembebasan, yang memberikan kerangka kerja dan metode 
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tindakan yang membebaskan manusia, atau yang dikenal sebagai praksis, dari 

semua pelanggaran pribadi dan kemasyarakatan yang berdampak luas pada sistem 

dan semua aspek kehidupan adanya.
174

 Karena sifatnya yang sistemik, maka 

upaya penanggulangannya lebih bersifat struktural dibandingkan individual. 

Cendekiawan Muslim seperti Asghar Ali Engineer, Farid Essack, Moeslim 

Abdurrahman—yang mencetuskan ungkapan "interpretasi emansipatoris"—dan 

para intelektual lainnya juga mempunyai peran penting dalam penyebaran teologi 

pembebasan dalam Islam. Menurut Insinyur Asghar Ali, teologi pembebasan 

dimulai dengan pemeriksaan terhadap tempat umat manusia di dunia dan akhirat. 

Kedua, teologi ini anti kemapanan baik secara teologis maupun politis karena 

menentang status quo yang menguntungkan orang kaya. Ketiga, dengan 

menawarkan senjata konseptual yang ampuh, agama ini membantu komunitas 

tertindas dalam membela diri dan memperjuangkan kebenaran. Keempat, agama 

ini mengakui gagasan kebebasan manusia untuk memilih nasibnya sendiri dan 

konsep metafisik tentang takdir.
175

 

 Sementara itu, Farid Essack yang hidup dalam budaya politik Apartheid 

menciptakan teologi pembebasan dalam upaya membebaskan masyarakat Afrika 

Selatan dari otoritarianisme, eksploitasi, dan hegemoni penguasa. Ia 

mendefinisikan teologi pembebasan sebagai teologi yang berpartisipasi aktif 

dalam perjuangan kemerdekaan. Teologi ini menggunakan ajaran agama sebagai 

pembenaran teologis untuk melepaskan masyarakat miskin dan tertindas dari 

berbagai jenis eksploitasi manusia.
176
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Teologi pembebasan didukung oleh Farid Essack karena ia percaya bahwa 

iman harus dipenuhi pada tingkat masyarakat dan pribadi. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat keimanan seseorang dapat ditentukan oleh tanggung jawab 

sosialnya, yaitu upaya untuk memecahkan permasalahan yang ada, dan kepekaan 

sosialnya terhadap kenyataan yang dihadapi komunitasnya. Selain itu, tanggung 

jawab manusia sebagai khalifah memaksanya untuk berperan aktif dalam 

penulisan sejarah, yang harus dilandasi oleh cita-cita kemanusiaan. Oleh karena 

itu, umat Islam harus berpartisipasi secara kreatif dalam mewujudkan transformasi 

sosial ke arah masyarakat yang adil dan manusiawi sehingga mereka menjadi 

subjek sejarah, bukan sekedar objek sejarah. Dengan kata lain, Essack 

berpendapat bahwa intervensionis Muslim yang memiliki kesadaran untuk 

mengubah lingkungan mereka dan membantu menciptakan dunia baru adalah hal 

yang dibutuhkan oleh situasi di Afrika Selatan.
177

  

Untuk mencapai perubahan sosial, misi pembebasan Islam yang 

didasarkan pada keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan harus selalu disajikan 

dalam konteks realitas sosial. Moeslim Abdurrahman mengusulkan model 

penafsiran transformasional dalam situasi ini, yaitu model penafsiran dengan 

minimal tiga wilayah penafsiran. Kenali konstruksi sosial terlebih dahulu. Kedua, 

menempatkan penafsiran Al-Qur'an bertentangan langsung dengan konstruksi 

masyarakat. dan terakhir, aktivitas sejarah baru yang dikenal sebagai transformasi 

sosial merupakan hasil dari tantangan terhadap model ideal dan konstruksi sosial 

yang ada dalam teks tersebut.
178

 Teks dibaca dua kali secara hermeneutis menurut 

paradigma interpretatif ini. Hal ini menyiratkan bahwa alih-alih disajikan secara 

alkitabiah sebagai panduan pada tingkat wacana, buku ini perlu dihadapkan pada 

                                                           
177

 Farid Essack, Qur‟an, Liberation & Pluralism: an Islamic Perspectives of 

Interreligious Soli-darity Against Oppression,  (England: Oneworld, 1977), h. 8. 
178

 Farid Essack, On Being A Muslim: Menjadi Muslim di Dunia Modern, Terj.Dadi 

Darmadi & Jajang Jahroni (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 124-126. 



71 

 

 

 

realitas sosial dan diterapkan pada tataran praktis guna mewujudkan transformasi 

sosial. 

Aspek lain dari agama, menurut para pemikir di atas, adalah tidak 

menyebabkan orang menjadi terasing satu sama lain atau dari realitas sosial. Pada 

kenyataannya, agama dapat berfungsi sebagai landasan ideologis yang berguna 

untuk melakukan banyak perubahan sosial. Kebangkitan agama yang merupakan 

kritik terhadap realitas sosial peradaban tempat ia berasal semakin mendukung hal 

tersebut. Hanya saja sepanjang sejarah, agama ortodoks yang berdasarkan kitab 

suci telah mendominasi, mengesampingkan aspek-aspek agama yang 

mentransformasikan dan membebaskan. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Menurut Karl Marx, agama diposisikan berdampingan dengan 

produk kreativitas manusia lainnya, artinya agama dengan segala 

moralitas dan nilai-nilainya sebenarnya merupakan hasil aktivitas 

kreatif manusia yang terfokus pada kelangsungan hidup dan 

pemenuhan kebutuhan manusia; Namun, terbentuknya agama 

bukan berasal dari kelangsungan hidup dan kebutuhan hidup yang 

diterima manusia, melainkan dari isolasi dan keterbatasan manusia 

dalam berkarya. Teori-teori Karl Marx tentang keterasingan 

manusia didasarkan pada gagasan materialisme dialektis dan 

merupakan konstruksi pemikiran yang bersifat reduksionis, 

ateistik, dan mengandung kontradiksi yang tidak konsisten secara 

rasional. Prinsip materialisme mengakui bahwa materi adalah 

komponen fundamental yang mendahului dan menentukan 

kesadaran manusia dan menekankan bahwa segala sesuatu pada 

hakikatnya bersifat material atau mempunyai sifat material yang 

berada di luar pengalaman indra dan kesadaran manusia. 

2. Marx berpendapat bahwa menghilangkan agama adalah solusi 

penting untuk mencapai kesenangan sejati bagi umat manusia, 

karena agama memberikan rasa puas yang palsu kepada orang-

orang yang tertindas. Dan implikasi dari marx adalah melalui 

revolusi. Transformasi yang membebaskan masyarakat secara 

drastis akan melahirkan masyarakat tanpa kelas. Transformasi ini 

dapat dilakukan melalui pembelajaran yang menemui sikap keras 

kepala, pelecehan dan tidak bersahabat dengan kelas lain. Pelajaran 
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inilah yang dapat melakukan pemberontakan radikal sehingga 

menjadikan masyarakat tanpa kelas. Masyarakat kelas bawah 

adalah masyarakat yang teraniaya. Jika negara ini maju pada titik 

ini, maka negara tersebut akan mengalami revolusi total. 

Membebaskan masyarakat dari kelas-kelas, membebaskan manusia 

sebagai manusia. 

3. Kritik pemikiran Marx tercermin dalam visinya yang 

mengharapkan hadirnya masyarakat tanpa kelas sebagai realitas 

ekstrim dimana masyarakat terbebas dari segala bentuk pelecehan 

dan jarak. Konsepsi ini bertentangan dengan keyakinan 

argumentatifnya yang menyatakan bahwa realitas tidak akan 

berhenti berubah karena terdapat kontradiksi di dalamnya. 

Menegaskan bahwa keadaan suatu masyarakat dalam bingkai 

masyarakat tanpa kelas akan menghasilkan kesimpulan sekaligus 

mengingkari bahwa keadaan masyarakat itu akan berakhir pada 

keterlibatan mengubah, atau sama dengan menyatakan bahwa 

sesuatu ―terjadi‖ dan ―tidak terjadi‖. pada saat yang sama. Sebuah 

inkonsistensi yang tidak dapat didukung oleh akal sehat. 

Berdasarkan hal tersebut, konsepsi Marx tentang keterasingan 

manusia tidak dapat dijadikan sebagai sandaran untuk memperoleh 

solusi untuk permasalahan umat manusia, khususnya permasalahan 

dalam umat Islam. Untuk melawan kritik Karl Marx, kontribusi 

agama terhadap keterasingan dari orang lain mungkin bisa menjadi 

landasan untuk menata ulang teologi humanis yang mampu 

membebaskan masyarakat dari segala bentuk penindasan. Oleh 

karena itu, teologi pembebasan dapat menjadi landasan yang 
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berguna untuk menerapkan berbagai perubahan sosial. Dalam 

situasi seperti ini, agama menunjukkan peningkatan kesalehan 

masyarakat dan individu, bahkan mungkin lebih dari itu. Agama 

tidak hanya dialami pada tingkat pribadi, namun hasil yang paling 

signifikan benar-benar diwujudkan dalam bidang sosial. Seorang 

beriman yang ingin membangun masyarakat berdasarkan cita-cita 

kemanusiaan universal harus menjadi seorang ―intervensionis‖ 

yang mengubah sejarah. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa implikasi pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Teori pikiran Marx juga berupaya menyampaikan keprihatinan 

yang tulus terhadap keadaan masyarakat yang disebabkan oleh 

dominasi dan penindasan. Dalam skenario ini, agama benar-benar 

berubah menjadi salah satu hal yang memicu perilaku bodoh dan 

bertentangan dengan tujuan kemanusiaan material. Oleh karena itu,  

2. Anggapan bahwa agama itu seperti candu merupakan provokasi 

sosial dan kritik terhadap umat beragama karena terjerumus ke 

dalam kecanduan. Agama berperan dalam masyarakat dan juga 

dialami sebagai urusan pribadi. Para akademisi agama senantiasa 

harus melakukan upaya kontekstualisasi dan tidak pernah 

menyelesaikan upaya penyampaian gagasan keagamaan tersebut. 
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