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ABSTRAK 

Nama  : Muhammad Fuad  

Nim   : 40200118159 

Judul : Kepemimpinan Abdul Malik Karim Amrullah Dalam  

Mempertahankan Fatwa MUI Tahun 1975-1981 M. 

Karya ilmiah ini memaparkan tentang Kepemimpinan Abdul Malik Karim 

Amrullah dalam mempertahankan fatwa pada masa jabatannya sebagai Ketua 

Majelis Ulama Indonesia tahun 1975-1981 M. Tujuan Penelitian ini untuk 

menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana biografi Buya 

Hamka?. 2. Bagaimanakah Sikap Buya Hamka terhadap fatwa yang dikeluarkan 

pada saat menjabat di MUI tahun 1981 M?. 3. Bagaimanakah pandangan 

pemerintah dan masyarakat terhadap fatwa MUI yang dipertahankan oleh Abdul 

Malik Karim Amrullah? 

Jenis penelitian ini Penelitian ini menggunakan metode sejarah (historical 

research) dan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data diperoleh 

melalui studi pustaka seperti buku-buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang relevan 

dengan kajian dalam penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan yakni 

pendekatan historis, pendekatan politik, pendekatan sosial dan agama serta 

pendekatan agama. Untuk mengkaji permasalahan tersebut, penulis 

menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan yaitu heuristik atau 

pengumpulan data, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa; (1) Buya Hamka juga 

merupakan sosok berpengaruh dan seorang pemimpin yang memiliki integritas 

tinggi dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat. Ia sangat gigih 

dalam memperjuangkan perbaikan moral dan spiritual umat manusia, dan 

menjadi contoh bagi banyak orang dalam menjalankan kehidupan yang penuh 

dedikasi, disiplin, dan bertanggung jawab. (2) Fatwa perayaan hari Natal yang 

dikeluarkan tidak melarang umat Islam menghadiri perayaan antar agama adalah 

wajar, kecuali yang bersifat peribadatan. (3) Fatwa perayaan hari Natal 

menimbulkan pandangan pada pemerintah dan masyarakat yang cukup signifikan 

serta menimbulkan perbedaan pandangan di antara masyarakat. 

Implikasi dalam penelitian ini yakni dapat menjadi bahan referensi dan 

diskusi akademik mahasiswa, khususnya mahasiswa Sejarah Peradaban Islam. 

Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan 

analisis yang lebih mendalam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sangat menjunjung tinggi kepemimpinan. Pandangan agama Islam 

terhadap pokok kepemimpinan diantaranya terdapat dalam penjelasan-penjelasan 

Al-Quran, al-Hadits, pendapat para filosof dan sejarah Islam. Logikanya, setiap 

komunitas atau kumpulan sekelompok orang dengan tujuan yang sama, 

membutuhkan seorang pemimpin. Itu dikarenakan sebagai makhluk sosial, manusia 

selalu berinteraksi sosial pada lingkungannya.1 Tercapainya ikatan hubungan yang 

harmonis antar masyarakat membutuhkan seorang pemimpin yang dapat mengatur 

dan menyelenggarakan interaksi sosial di lingkungannya.  

Tidak mudah untuk menerima rasa bersalah ketika sekumpulan orang hidup 

tanpa sosok pemimpin. “Nabi Muhammad saw berpesan, apabila kalian bertiga 

atau lebih dalam suatu perjalanan, maka angkatlah salah seorang diantara kalian 

sebagai pemimpinnya.” Ada beberapa ayat sehubungan dengan berbagai aspek 

tuntunan dalam Al-Qur'an seperti: bentuk, tugas dan tanggung jawab, prosedur 

pengangkatan, kriteria dll. Di antara ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan 

kepemimpinan tersebut adalah Q.S. an-Nisa/3: 59.2 

 
َ وَاطَِيْعوُا الرَّ  ا اطَِيْعوُا اللّٰه تمُْ فيِْ شَيْءٍ سوُْلَ وَاوُلِى الَْْمْرِ مِنْكمُْْۚ فاَِنْ تنَاَزَعْ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْٰٓ

سُوْلِ اِنْ  ِ وَالرَّ احَْسَ كنُْتمُْ تؤُْمِنوُْنَ باِ فرَُدُّوْهُ الِىَ اللّٰه خِرِِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ ِ وَالْيوَْمِ الْْٰ  ࣖنُ تأَوِْيْلًا للّٰه
 

Terjemahnya : 

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

                                                             
1 Abuddin Nata, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam” (Bogor, Jawa Barat: LEC UINJKT, 

2020) 
2 Departemen Agama RI, Mushaf Annisa Alquran Terjemah (Surabaya: Zefanara, 2010) 



 

 
 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.”  
 

Faktor kepemimpinan yang dalam ayat ini terdapat 2, ialah konsep sebutan 

kepemimpinan yang memakai sebutan Ulil Amri, secara harfiah yang berarti" 

penguasa". Imam al- Maraghy memaknai Ulil Amri dalam 2 bagian, ialah Ulil Amri 

fi al- din yang diucap Ulama serta Uli al- amri en al- daulah, ialah kepala negeri; 

serta kepatuhan warga terhadap kepemimpinan. Ialah, menaati seseorang pemimpin 

merupakan mubah, maksudnya boleh taat sepanjang pemimpin itu senantiasa 

menjajaki Al- Quran serta al- Sunnah, sebaliknya bila menjajaki Al- Quran serta al- 

Sunnah tidak taat, pemimpin boleh tidak menjadi patuh.3 Perihal ini cocok dengan 

hadits Rasulullah Saw dalam riwayat Imam Muslim yang melaporkan: kalau 

mencermati serta menaati pemimpin, sepanjang ia tidak memerintahkan 

kemaksiatan, serta kala ia memerintahkan kemaksiatan, tidak harus atau wajib 

dipatuhi;  

Sesuai firman Allah Swt dalam Q.S. Al- Baqarah/2:30  

ا اتَجَْعلَُ فِ يْهَا مَنْ  ىِٕكَةِ اِن يِْ جَاعِلٌ فىِ الَْْ رْضِ خَلِيْفَةا ِۗ قاَلوُْٰٓ
ٰۤ
وَاِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلٰ

سُ لَكَ ِۗ قاَلَ انِ يِْٰٓ اعَْلَمُ  مَا لَْ تعَْلَمُوْنَ  ءَْۚ وَنَحْنُ نسَُب ِحُ بِحَ مْدِكَ وَنقَُد ِ مَاٰۤ  يُّفْسِدُ فيِْهَا وَيَسْفِكُ الد ِ

Terjemahnya : 

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya 

Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: 

“Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 

akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? 

Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui.” 4 

                                                             
3 Abuddin Nata, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam” (Bogor, Jawa Barat: LEC UINJKT, 

2020) 
4 Departemen Agama RI, Mushaf Annisa Alquran Terjemah (Surabaya: Zefanara, 2010)  



 

 
 

Dalam ayat ini ada tiga aspek kepemimpinan merupakan proses 

pengangkatan, seseorang yang pilih secara langsung. Proses pengangkatannya 

dilaksanakan langsung oleh Allah Swt sendiri karena pada saat itu belum ada 

masyarakat yang memilihnya, maka Allah Swt mengangkatnya sendiri. Yang 

ditunjuknya adalah seorang laki-laki yakni Nabi Adam yang dimana diprotes oleh 

malaikat karena takut manusia akan menimbulkan kejahatan dan menumpahkan 

darah ke tanah di muka bumi. Juga jika dilanjutkan dalam surat al-Baqarah ayat 31 

disebutkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin sebagaimana yang Allah Swt 

lakukan ketika mengajarkan kepada Nabi, diperlukan latar belakang pendidikan 

atau keterampilan kepemimpinan tentang Nabi Adam As.  

Kemudian, dilanjutkan dengan surat al-Baqarah ayat 34 masyarakat yang 

dipimpinnya memiliki kewajiban untuk menghormati kepemimpinannya karena 

Allah Swt memerintahkan para malaikatnya untuk menghormati Nabi Adam AS. 

Juga dalam surat al-Baqarah ayat 35, pengalaman dibutuhkan sebagai petunjuk. 

Yakni, kenyataan bahwa perjalanan Nabi Adam As di langit sebelum datang ke 

bumi dapat dipahami sehingga beliau memiliki pemahaman tentang perlunya 

membedakan bayangan syurga yang ada pada bumi. Pada surat al-Baqarah ayat 36-

39, terlihat bahwa pemimpin bukanlah orang yang super atau orang yang tidak akan 

berbuat kesalahan. Ini ditunjukkan oleh Nabi Adam As yang terbukti tertipu dengan 

setan melanggar perintah Allah tentang larangan untuk memakan buah terlarang, 

sehingga beliau terusir dari surga dan berakhir di bumi. Atas itu pemimpin juga bisa 

menunjukkan kesadarannya dengan bertaubat kepada Allah Swt sebagaimana juga 

ditunjukkan oleh Nabi Adam As. 

Sejatinya memang pemimpin adalah manusia yang telah dipilih dan 

manusia yang dipercayai untuk mengemban amanah. Salah satu contoh pemimpin 



 

 
 

yang menarik untuk dibahas adalah Abdul Karim Amrullah yang akrab disapa 

dengan nama Buya Hamka, dilahirkan disebuah Desa Tanah Sirah yang terdapat 

sungai Batang, ditepi Danau Maninjau Sumatra Barat pada tanggal 13 Muharram 

1362 H atau bertepatan dengan 16 Februari 1908 M.5 Hamka dibesarkan dalam 

keluarga yang alim dan taat terhadap ajaran agama, ayahnya bernama Syeikh Abdul 

Karim Amrullah.6 Hamka mengawali pendidikannya dengan membaca Al-Qur’an 

dirumahnya ketika mereka sekeluarga pindah dari Maninjau ke Padang Panjang 

pada tahun 1914 M. Setahun kemudian ketika berusia 7 tahun ia dimasukkan 

ayahnya ke sekolah Desa.7 Pada tahun 1916 M, Hamka dimasukkan ayahnya ke 

Sekolah Diniyah di Pasar Usang Padang Panjang. Padi hari Hamka ke Sekolah 

Desa dan sore hari ia belajar di Sekolah Diniyah. 

Dua tahun kemudian, pada tahun 1918 M ketika ia berumur 10 tahun, 

ayahnya mendirikan Pondok Pesantren di Padang Panjang dengan nama Sumatra 

Thawalib. Keinginan ini timbul agar anaknya (Hamka) kelak menjadi ulama seperti 

dia, Hamka dimasukkan ke Pesantren ini dan berhenti dari sekolah Desa.8 

Selama belajar di sekolah asuhan ayahnya ia tidak bersemangat untuk 

menimba ilmu karena sistem yang berlaku ditempat ini masih  bercorak lama, yaitu 

keharusan menghafal. Inilah yang membuatnya cepat bosan dalam istilahnya 

sendiri ia berkata “memusingkan kepala”. Tetapi tiap tahun ia tetap naik kelas, 

                                                             
5 Hamka, Kenang-kenangan Hidup (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 9. 
6 Hamka, Ayahku: Riwayat Hidup Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di 

Sumatra (Jakarta: Penerbit Umida, 1982). 
7 Hamka: The Life and Thought of a Renewer of Islam in Indonesia" (Jakarta: Mizan, 1984) 
8 Rusydi Hamka, Pribadi dan Martabat Buya Hamka, (Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983), 1.  



 

 
 

sampai ia menduduki kelas empat.9 Hal ini menyebabkan timbulnya 

ketidakseriusan pada dirinya, dan keadaan inilah yang menyebabkan Hamka selalu 

mengasingkan diri di perpustakaan milik Zainuddin Labai Elyusunusi dan Bagindo 

Sinaro. Hamka menjadi lebih asyik di perpustakaan tersebut membaca buku cerita 

dan sejarah. Perpustakaan tersebut memberikan gairah tersendiri bagi Hamka. 

Tentu saja apa yang dilakukan oleh Hamka tidak mendapat dukungan dari 

ayahnya, sehingga pada suatu waktu ayahnya pernah menegurnya dengan berkata, 

“apakah engkau ingin menjadi orang yang alim nantinya atau menjadi seorang 

tukang cerita?”.10 Semangat Hamka dalam mencari ilmu memang terlihat sangat 

besar sekali, ketidakpuasannya dengan metode yang diterapkan di sekolah ayahnya 

membuat ia meninggalkan Sumatra Barat dan menuju Pulau Jawa, di Jawa yakni 

dikota Yogyakarta, ia mengakui menemukan Islam sebagai sesuatu 

yang hidup yang menyodorkan sesuatu pendirian dan perjuangan yang dinamis. 

Yogyakarta yang merupakan kota tempat lahirnya Organisasi 

Muhammadiyah selaku organisasi pembaharu, Hamka lewat Ja’far Amrullah yakni 

pamannya, mendapat kesempatan untuk mengikuti kursus- kursus yang 

diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Serikat Islam. Dalam kesempatan ini ia 

bertemu dengan Ki Bagus Hadikusuma yang darinya Hamka mendapatkan 

pelajaran tafsir Al-Qur’an, kemudian H.O.S Cokroaminoto, dan sempat pula 

bertukar fikiran dengan Haji Fakhruddin, Syamsul Ridjal serta tokoh Jong 

Islamieten Bond.11 

                                                             
9 Hamka, Kenang-kenangan Hidup (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 58. 
10 Hamka, Kenang-kenangan Hidup (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 63. 
11 Hamka, Kenang-kenangan Hidup (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 102. 



 

 
 

Setelah mengadakan perjalanan ke Yogyakarta lebih kurang 1 tahun, 

Hamka kembali kembali ke Sumatra Barat. Sejak itu ia mulai menapaki jalan yang 

telah dipilihnya sebagai tokoh ulama dalam arus perkembangan pemikiran dan 

pergerakan Islam di Indonesia. Kesadaran baru dalam melihat Islam yang diperoleh 

Hamka di Yogyakarta kemudian mendapat pengukuhan ketika ia berada di 

Pekalongan selama 6 bulan dari AR. Sutan Mansyur yang merupakan menantu 

ayahnya yang tinggal di Pekalongan.12 

Dalam usia yang relatif muda yakni 16 tahun, Hamka telah berpidato di 

berbagai tempat dengan jiwa dan semangat kesadaran baru. Pada usia 17 tahun 

Hamka dipercaya menjadi pemimpin dilingkungannya. Ia berhasilmembuka kursus 

pidato bagi teman-teman sebayanya di Surau Jembatan Besi, dan ia mencatat semua 

semua temannya serta menerbitkan kedalam sebuah majalah yang diberinya nama 

“Khotibul Ummah” yang berarti tukang pidato ummat.13 

Jalan yang ditempuh Hamka dalam pembaharuan pemikiran Islam dinegeri 

asalnya bukanlah tanpa hambatan, dalam pandangan masyarakat Minang, Hamka 

hanya diakui sebagai tukang pidato dan bukan seorang yang ahli dalam agama 

karena tidak memahami bahasa Arab secara mendasar. Ia mendapat kritikan keras 

tidak hanya dari orang-orang yang meragukan kemampuannya, tetapi juga dari 

teman-temannya yang sudah menamatkan sekolah pelajaran di kelas VII Thawalib 

School. Akhirnya Hamka pergi merantau ke Mekkah pada bulan Februari 1927. 

Menjelang pelaksanaan ibdah haji, Hamka bersama dengan beberapa calon jemaah 

                                                             
12 Yunus Amir Hamzah, Hamka Sebagai Pengarang Roman, (Puspita Sari Indah, Jakarta, 1993), 

36. 
13 Hamka, Kenang-kenangan Hidup (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 106. 



 

 
 

haji lainnya mendirikan organisasi Persatuan Hindia Timur.14 

Setelah pulang dari tanah suci terjadi perubahan besar, yaitu kualitas Hamka 

yang dulunya hanya dianggap sekedar tukang pidato, kini telah berubah menjadi 

orang ‘alim. Dengan gelar haji yang diperolehnya setelah melaksanakan ibadah haji 

memberikan legitimasi sebagai ulama dalam pandangan masyarakat Minang 

Kabau.15 

Meskipun demikian ia tidak menggeser jiwanya sebagai orang pergerakan, 

ia tetap aktif sebagai pengurus Muhammadiyah cabang Padang Panjang dan ia 

menjadi pemimpin yang sekolah yang bernama “Tabligh School”. Dalam kongres 

Muhammadiyah di Bukit Tinggi tahun 1930 M, Hamka tampil sebagai pemakalah 

“Agama Islam dan Adat Minang Kabau”, Muktamar Muhammadiyah ke-20 di 

Yogyakarta pada tahun 1931 M, Hamka muncul sebagai penceramah dengan judul 

“Muhammadiyah di Sumatra”. Kemudian Pengurus Besar Muhammadiyah 

Yogyakarta mengangkatnya menjadi Muballigh Pengurus Besar Muhammadiyah di 

Makassar.16 

Setelah kembali dari Makassar, Hamka mendirikan “Kulliatul 

Muballighien” di Padang Panjang pada tahun 1935 M. Kemudian pada tahun 1936 

M, Hamka pindah ke Medan. Bersama M. Yunan Nasution, Hamka menerbitkan 

Majalah “Pedoman Masyarakat”, dan selanjutnya kembali ke Padang Panjang 

pada tahun 1945 M. Pada tahun 1949 M Hamka datang ke Jakarta, dan di Jakarta 

                                                             
14 Hamka, Kenang-kenangan Hidup (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 126. 
15 Fikri Ali, Hamka dan Masyarakat Islam Indonesia; Catatan Riwayat Hidup dan Perjuangannya, 

Prisma, Jakarta, 1983, hal. 417 
16 Hamka, Kenang-kenangan Hidup (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 131. 



 

 
 

ia memasuki dunia politik dengan  menjadi seorang anggota partai Masyumi dan 

tampil dengan usulan ide untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam yang 

berdasarkan Al- Qur’an dan Sunnah.17 

Pada tahun 1951-1958 M, Hamka pernah menjabat beberapa jabatan, 

diantaranya anggota Badan Konsultasi Kebudayaan P & K, dosen pada Universitas 

Muhammadiyah Universitas Doktor Murtopo, Pegawai Tinggi dan Penasehat 

Menteri Agama RI.18 Pada masa ini perkembangan politik Indonesia bertambah 

buruk setelah melaksanakan bentuk negara demokrasi terpimpin. Banyak para 

pemimpin Islam yang dipenjarakan seperti Muhammad Natsir, Muhammad 

Roem, Muhammad Isa Anshari dan Buya Hamka sendiri.19 Namun tak ada yang 

selalui berjalan dengan baik, meskipun yang dilakukan itu hal baik. 

Hamka difitnah menyelenggarakan rapat gelap menyusun rencana 

pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, dan Lembaga Kebudayaan Rakyat yang 

merupakan Lembaga Kebudayaan PKI menuduh Hamka sebagai plagistor karya 

Mustafa Luthfi al-Manfaluthi.20 Akhirnya ia dijebloskan dalam penjara pada 

tanggal 27 Januari 1964 hingga 23 Januari 1966 M, “saya meringkuk dalam 

tahanan sebagai kebiasaan nasib orang-orang yang berpikiran merdeka dalam 

negara yang totaliter, sesudah tanggal 23 Januari 1966 saya masih dikenakan 

tahanan rumah 2 bulan dan tahanan kota 2 bulan pula. Pada tanggal 26 Mei 1966 

                                                             
17 Hamka, Islam Revolusi, Ideologi dan Keadilan Sosial, (Pustaka Panjimas, Jakarta, 1984), 27. 
18 Hasyim, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, (Al-Ma’arif, Bandung, 1989), 

220. 
19 Daliar Noer, Partai-partai Islam di Pentas Nasional ,(Grafiti Press, Jakarta, 1987), 46. 
20 Rusydi Hamka, Pribadi dan Martabat Buya Hamka, (Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983), 46. 



 

 
 

barulah saya bebas sama sekali” (Buya Hamka, dikutip dalam buku Pribadi dan 

Martabat Buya Hamka karya Rusydi Hamka, 2020).21 

Belajar dari pengalaman tersebut Hamka kemudian memusatkan 

perhatiannya pada kegiatan dakwah. Pada tahun 1967 M setelah berdiri Orde Baru 

masa kepemimpinan Mayjen Soeharto, majalah Panji Masyarakat kembali di 

terbitkan dan Hamka menjadi pimpinan umumnya. Ia juga sering dipercaya untuk 

mewakili pemerintah Indonesia dalam berbagai pertemuan Islam Internasional 

seperti, Konferensi Negara-negara    Islam di Rabat tahun 1968 M, Muktamar Masjid 

di Mekkah, dan seminar tentang Islam dan Peradaban di Malaysia. Pada tahun itu 

juga Hamka mendapat gelar Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia 

karena beliau mempunyai jasa besar dalam perkembangan bahasa dan pengetahuan 

Islam. 

Jasa Hamka yang paling besar dalam pemerintahan Indonesia adalah 

kemampuannya memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari tahun 1975 hingga 

tahun 1981 ketika ia mengundurkan diri. Dua bulan setelah mengundurkan diri, 

Hamka masukrumah sakit karena serangan jantung. Ia terbaring dirumah sakit 

sekitar satu minggu, dan pada tanggal 24 Juli 1981 beliau menghembuskan nafas 

terakhirnya.22 

Selain itu Hamka merupakan seorang tokoh ulama yang sangat produktif 

dalam menulis, ia telah banyak menulis dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan 

seperti, sejarah, tasawuf, filsafat, sastra, politik dan tafsir Al- Qur’an, karyanya 

                                                             
21 Rusydi Hamka, Pribadi dan Martabat Buya Hamka, (Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983), 47. 
22 Rusydi Hamka, Pribadi dan Martabat Buya Hamka, (Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983), 220. 



 

 
 

yang sangat populer yaitu tafsir Al-Azhar. Dalam bidang sastera, pengamat sastera 

Indonesia Prof. Andies Teeuw mengakui bahwa Hamka harus dibicarakan secara 

khusus sebagai seorang pengarang roman indonesia yang bernuansa Islami yang 

bernilai sastera.23 

Karya-karya Hamka dalam bidang sastera antara lain, Mati mengandung 

malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934.; Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936) Pedoman 

Masyarakat, Balai Pustaka.; Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), Pedoman 

Masyarakat, Balai Pustaka.; Di Dalam Lembah Kehidupan 1939, Pedoman 

Masyarakat, Balai Pustaka.; Merantau ke Deli (1940), Pedoman Masyarakat, Toko 

Buku Syarkawi.; Margaretta Gauthier (terjemahan) 1940.; Tuan Direktur 1939.; 

Dijemput mamak- nya,1939,24 dan masih ada lagi karya-karya yang lainnya yang 

belum dapat penulis sebutkan disini. 

Paparan di atas merupakan bukti keterlibatan Hamka dalam dunia sastra di 

Indonesia. Selain dari karya-karya mengenai sastra tersebut masih banyak karyanya 

yang tidak bernuansa satra seperti, Pelajaran Agama Islam 1956, Bulan Bintang, 

Kenangan-kenangan Hidup jilid 1-4, autobiografi sejak lahir tahun 1908 sampai 

pada tahun 1950, Sejarah Ummat Islam Jilid 1-4, ditulis sejak tahun 1938 hingga 

sampai tahun 1950, Perkembangan Tashawwuf dari Abad ke Abad,1952. Dari 

Perbendaharaan Lama, 1963 dicetak oleh M. Arbie, Medan; dan 1982 oleh 

Pustaka Panjimas, Jakarta. Lembaga Hikmat,1953 oleh Bulan Bintang, Jakarta. 

Islam dan Kebatinan, 1972; Bulan Bintang. Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao, 

1970. Renungan Tasauf 1985, Pustaka Panjimas, Lembaga Hidup 1984, Pustaka 

Panjimas, Lembaga Budi 1983, Pustaka Panjimas, Filsafat Ketuhanan 1985, Cv. 

                                                             
23 Nasir Tamara, Hamka di Mata Hati Umat, (Sinar Harapan, Jakarta), 139. 
24 http : id.wikipedia.org%2Fwiki%2FBuya_Hamka%23Daftar_Karya_Buya_Hamka diakses tgl. 

17 Juni 2012 



 

 
 

Karunia Surabaya, Tasauf Modern 1990, Pustaka Panjimas, Pandangan Hidup 

Muslim 1992, Bulan Bintang. Tafsir Al-Azhar Juz 1-30, ditulis pada masa beliau 

dipenjara oleh Soekarno.25 

Selain dari judul-judul buku yang telah dituliskan diatas, sebenarnya masih 

ada lagi buku-buku lainnya hasil dari tulisan Hamka yang belum dapat disebutkan 

dikarenakan hanya judul-judulnya saja yang penulis ketahui dan penulis belum 

menemukannya secara langsung. Pada sisi lain eksistensi keulamaan Hamka dapat 

lihat melalui karyanya yang paling monumental sebagaimana yang dikatakan oleh 

M. Dawam Rahardjo bahwa, dalam masa-masa terakhir hidupnya, Buya Hamka 

dikenal sebagai tokoh ulama. Keulamaannya ini dikukuhkan oleh kedudukannya 

sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama, yang mana prediket ini 

bukan hanya semata-mata keputusan politik, melainkan Hamka yang sebelumnya 

telah diakui sebagai seorang ulama, paling tidak dibuktikan dengan karya 

terbesarnya Tafsir Al-Azhar.26 

Buya Hamka adalah panutan terpenting nasional. Dia menunjukkan kualitas 

serta perilakunya yang rumit untuk ditiru dan diterapkan oleh masyarakat, karena 

dia dapat memaafkan mereka yang menempatkannya dalam situasi yang 

merongrong hak kebebasannya. Akan tetapi hal tersebut bukanlah masalah, 

masalah yang didapatkan Buya Hamka memberikan kesempatan agar dapat 

berkonsentrasi penuh menyelesaikan tafsir Al-Azhar, dimana karya Buya Hamka 

dengan pangkat guru besar di Universitas Al-Azhar terbayar.27  

Di garda depan peradaban bangsa, pemuda adalah subyek yang menentukan 

nasib masa depan bangsa Indonesia. Bagaimana pemuda menyikapi setiap masalah 

                                                             
25 http : id.wikipedia.org diakses tgl. 17 Juni 2012 
26 M. Dawam Rahardjo, Intelektual, Intelegensia, Prilaku Politik Bangsa, ( Mizan, Bandung, 

1993), 199 
27 “Muhammad Ihsan Firdaus, Meneladani Sifat Kepemimpinan Buya Hamka Bagi Kaum Muda 

(FKIP Universitas Muhammadiyah Riau, 2019).” 



 

 
 

sesuai dengan karakter pemimpinnya agar bisa menyelesaikan permasalahan secara 

bijak dan adil. Tentunya untuk sampai pada tujuan tersebut dibutuhkan sosok yang 

sangat penting yang berperan sebagai panutan, panutan atau bahkan kiblat dalam 

sosial budaya masyarakat.  

Selain itu, kemampuan kepemimpinan profetik Buya Hamka dapat menjadi 

teladan bagi para pemuda bangsa. Novel yang berjudul “Tenggelamnya Kapal Van 

Der Wijk” merupakan bukti lebih lanjut, bahwasanya bukan hanya pada bidang 

keagamaan tetapi juga pada bidang kesasastraan. Sifat kepemimpinan profetik 

kecerdasan (fathanah) yang dimiliki oleh Buya Hamka. 

Sesuai Q.S. Al-Baqarah/2: 269 

 

ٰٓءُ ْۚ وَمَن يؤُْتَ ٱلْحِكْمَةَ فقََدْ  ا ِۗ وَمَا يَذَّكَّرُ يؤُْتىِ ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَا ا كَثيِرا ٰٓ أوُ۟لوُا۟   أوُتىَِ خَيْرا إِلَّْ

بِ   ٱلْْلَْبَٰ

Terjemahnya: 

“Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al 

Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 

barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi 

karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat 

mengambil pelajaran (dari firman Allah).” 28 
 

Tanggung jawab atau amanah adalah salah satu sifat kepemimpinan profetik 

yang juga dimiliki oleh Buya Hamka dan cocok dijadikan panutan bagi pemuda 

negeri ini. Hal itu bisa kita lihat ketika beliau menjabat sebagai presiden MUI. Ia 

mengeluarkan fatwa yang melarang umat Islam merayakan Natal bersama.29 

Artinya, ketika umat Islam merayakan Natal bersama umat Nasrani, umat Islam pun 

sepakat bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan Nabi dan Rasul Allah Swt. seperti yang 

                                                             
28 “Departemen Agama RI, Mushaf Annisa Alquran Terjemah (Surabaya: Zefanara, 2010) 
29 “Muhammad Ihsan Firdaus, Meneladani Sifat Kepemimpinan Buya Hamka Bagi Kaum Muda 

(FKIP Universitas Muhammadiyah Riau, 2019).” 



 

 
 

diyakini umat Islam. Karena fatwanya itu, hubungan antara pemerintah Orde Baru 

semakin memburuk. Presiden Soeharto ingin Buya Hamka, Ketua MUI saat ini, 

mencabut fatwa tersebut karena khawatir akan terjadi perselisihan antar umat 

beragama.  

Tentu saja Buya Hamka tidak mau atas permintaan Presiden Soeharto. Buya 

Hamka memilih mundur sebagai Ketua MUI daripada dipaksa mencabut fatwa 

yang menurutnya benar menurut ajaran Islam. Ini adalah contoh kasus yang sangat 

cocok bagi para pemuda bangsa untuk meniru karakter amanah Buya Hamka karena 

beliau sangat konsisten dan teguh dalam keyakinannya tentang apa yang baik dan 

apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah. Dia sangat bertanggung jawab 

atas apa yang dia yakini sebagai keyakinan terpenting yang tidak dapat 

dipertanyakan atau dikompromikan. 

Berdasarkan dari fakta diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

mengenai Buya Hamka dalam mempertahankan fatwa pada saat menjabat menjadi 

ketua MUI.  

B. Rumusan Masalah 

Bersumber pada latar belakang, permasalahan utama dari riset ini yakni 

bagaimana upaya Buya Hamka dalam mempertahankan fatwa pada saat menjabat 

di MUI. Agar lebih sistematis dalam menguasai pokok permasalahan tersebut, 

sehingga penulis membagi pokok permasalahan menjadi tiga sub bahasan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah biografi Abdul Malik Karim Amrullah? 

2. Bagaimanakah sikap Abdul Malik Karim Amrullah terhadap fatwa yang 

dikeluarkan pada saat menjabat di MUI tahun 1981 M? 



 

 
 

3. Bagaimanakah pandangan pemerintah dan masyarakat terhadp fatwa MUI 

yang dipertahankan oleh Abdul Malik Karim Amrullah? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian merupakan hal utama dalam melakukan suatu penelitian 

yang kemudian akan diuraikan pokok intinya.30 Deskripsi fokus merupakan 

gambaran tentang fokus penelitian. Fokus penelitian ini merupakan penelitian 

dengan tema tokoh yang masuk dalam jajaran Pahlawan Nasional di Indonesia. 

Dalam hal ini, Buya Hamka dalam mempertahankan fatwa pada saat menjabat di 

MUI tahun 1975-1981 M. 

1. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian dengan judul “Kepemimpinan Abdul Malik Karim 

Amrullah Dalam Mempertahankan Fatwa Pada Saat Menjabat MUI Tahun 1975-

1981 M”, berfokus pada sikap Abdul Malik Karim Amrullah terhadap fatwa yang 

dikeluarkan pada saat menjabat di MUI tahun 1981 M. Namun sebelumnya penulis 

akan membahas tentang biografi Abdul Malik Karim Amrullah, agar menjadi 

tinjauan dalam menjawab rumusan masalah yang lainnya.  

2. Deskripsi Fokus 

Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini dengan judul “Kepemimpinan 

Abdul Malik Karim Amrullah Dalam Mempertahankan Fatwa Pada Saat Menjabat 

MUI Tahun 1975-1981 M”, pada bagian ini akan tampak gambaran singkat 

mengenai hasil dari penelitian tentang kepemimpinan Abdul Malik Karim 

Amrullah dalam memertahankan fatwa pada saat beliau menjabat. Membahas 

secara sigkat tentang biografi Buya Hamka, sikap Buya Hamka terhadap fatwa yang 

dikeluarkan pada saat menjabat di MUI tahun 1981, dan pandangan pemerintah dan 
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masyarakat  terhadap fatwa MUI yang dipertahankan oleh Abdul Malik Karim 

Amrullah. 

Mengenai Biografi Buya Hamka akan dipaparkan tentang latar belakang 

keluarga, pendidikan, kepemimpinan, karya-karya dan hal lain mengenai Buya 

Hamka. Kepemimpinan profetik Buya Hamka dapat menjadi teladan bagi para 

pemuda bangsa. Tanggung jawab atau amanah merupakan salah satu sifat 

kepemimpinan profetik yang juga dimiliki oleh Buya Hamka dan menjadi panutan 

yang baik bagi para pemuda negeri ini.  

Mengenai sikap Buya Hamka terhadap fatwa yang dikeluarkan pada saat 

menjabat di MUI tahun 1981 Itu dapat kita lihat saat beliau menjabat sebagai 

Presiden MUI. Ia mengeluarkan fatwa yang melarang umat Islam merayakan Natal 

bersama. Artinya, ketika umat Islam merayakan Natal bersama umat Nasrani, umat 

Islam pun sepakat bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan Nabi dan Rasul Allah Swt. 

seperti yang diyakini umat Islam.  

Mengenai pandangan pemerintah dan masyarakat  terhadap fatwa MUI yang 

dipertahankan oleh Abdul Malik Karim Amrullah. Karena fatwanya, hubungan 

antara pemerintah Orde Baru semakin buruk. Presiden Soeharto ingin Buya Hamka 

yang saat ini menjabat sebagai Ketua MUI mencabut fatwa tersebut karena khawatir 

dengan perpecahan agama. Tentu saja Buya Hamka tidak mau atas permintaan 

Presiden Soeharto. Buya Hamka lebih memilih mundur sebagai Ketua MUI 

daripada dipaksa mencabut fatwa yang menurutnya benar menurut ajaran Islam. 

D. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan terhadap suatu sumber atau 

kepustakaan  tentang pokok penelitian, yang bertujuan untuk mengumpulkan data 

dan informasi ilmiah yang terdapat dalam buku, naskah, jurnal, dokumen-dokumen, 

dan lain-lain. Berdasarkan judul di atas, penulis menggunakan literatur-literatur 



 

 
 

sebagai bahan bacaan dan referensi yang relevan dengan tema yang diangkat 

peneliti. Diantara literatur yang penulis pergunakan antara lain: 

1. Jurnal Imaro Sidqi, Dkk tahun 2020 yang berjudul “Kedudukan Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan 

Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat.” Tulisan ini 

menjelaskan tentang keberadaan fatwa MUI dan posisinya di Indonesia. 

Selama ini masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum fatwa 

daripada hukum nasional. Banyak kepentingan politik, sehingga 

independensi fatwa di Indonesia, fatwa MUI diragukan integritasnya. 

2. Buku yang ditulis oleh Muhammad B. Hamka dan Aldo Redho Syam tahun 

2022 dengan judul “Pendidikan Berbasis Nilai-nilai Profetik Dalam 

Pemikiran Buya Hamka.” Buku ini memberikan informasi tentang berbagai 

topik yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kenabian (profetik) Buya 

Hamka untuk dimaksimalkan, terutama untuk memahami pentingnya nilai-

nilai tersebut dalam pendidikan Islam. 

3. Skripsi Anas Yusman tahun 2008 dengan judul “Peranan Hamka Dalam 

Organisasi Muhammadiyah Di Indonesia.” Dalam skripsi ini dijelaskan 

mengenai peranan Hamka dalam Muhammadiyah. Pertama yaitu sikap 

intern anggota Muhammadiyah, yang dilakukan sesama anggota 

persyarikatan Muhammadiyah untuk mengembangkan organisasinya, 

anggota dan amal usaha yang dimilikinya. Kedua, sikap antar organisasi, 

yang dilakukan dengan organisasi sosial maupun keagamaan lain yang 

berlainan mazhab dan juga pemikiran-pemikiran. Ketiga, sikap dengan 

pemerintah, yang dilakukan dengan konsistensi dan etika dalam aktivitas 

politik sangat mempengaruhi pemerintahan karena harus ada ketegasan 

dalam membela kebenaran.  



 

 
 

4. Jurnal Wildan Insan Fauzi tahun 2017 dengan judul “Hamka Sebagai Ketua 

Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) Dalam Menghadapi Masalah Sosial 

Politik Pada Masa Orde Baru 1975-198.” Yang diterbitkan oleh Factum, 

Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. Tulisan ini menjelaskan 

tentang tujuan didirikannya MUI dan fungsinya, tujuan seperti memobilisasi 

dukungan Muslim terhadap kebijakan pembangunan pemerintah, meskipun 

secara resmi berarti untuk memfasilitasi komunikasi dua arah, dalam 

praktiknya fungsi dewan adalah, sebagaimana mestinya dirumuskan oleh 

Menteri Agama saat ini, menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi 

sebuah bahasa yang dimengerti ummat, Fungsinya mengingatkan pada 

tradisional kantor syekh al-islam, mengeluarkan fatwa untuk melegitimasi 

kebijakan pemerintah, kemampuannya untuk mengubah kebijakan ini hanya 

sangat marjinal. 

5. Jurnal Rostiyati, Emah Khuzaemah, & Mulyaningsih tahun 2019 dengan 

judul “Analisis Nilai Moral Pada Buku Buya Hamka Sebuah Novel Biografi 

Karya Haidar Musyafa.” Yang diterbitkan oleh Jurnal Bindo Sastra. Tulisan 

ini menjelaskan tentang nilai-nilai moral yang berkaitan dengan religiusitas, 

kemasyarakatan, kemandirian dan kerja keras terdapat dalam kitab Buya 

Hamka novel biografi Haidar Musyafa. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa buku novel Biografi Buya Hamka Haidar Musyafa mengandung 

nilai-nilai moral yang berkaitan dengan religiusitas. Nilai moral dalam 

kaitannya dengan religiusitas mengacu pada kepedulian terhadap ajaran 

agama yang dianutnya. Nilai-nilai moral yang berkaitan dengan sosialitas 

antara lain harga diri untuk membantu orang lain. Nilai moral mandiri 

mengacu pada sikap bahwa mempercayai orang lain bukanlah hal yang 

mudah. Nilai moral kerja pantang menyerah dalam menyelesaikan tugas. 



 

 
 

6. Skripsi Deva Sri Andayani tahun 2019 dengan judul “Biografi Buya Hamka 

Dalam Novel Tadarus Cinta Buya Pujangga Karya Akhmal Nasery Basral.” 

Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai Biografi Buya Hamka yakni yang 

pertama Konsep keberhasilan pendidikan Buya Hamka dalam novel 

Tadarus Cinta Buya Pujangga karya Akmal Nasery Basral, yang kedua asal 

mula kisah Buya Hamka dalam novel Tadarus Cinta Buya Pujangga karya 

Akmal Nasery Basral.  

7. Jurnal Al Fakhri Zakirman tahun 2019 dengan judul “Metodologi Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia.” Tulisan ini menjelaskan tentang Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), metodologi  dan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang 

Dalam pelayanan Khittahnya, salah satu peran MUI adalah mengeluarkan 

fatwa (al-iftâ'). Fatwa adalah pernyataan hukum Islam yang diwajibkan oleh 

seorang mustafti (pemohon fatwa). Dalam penyusunan fatwanya, MUI 

menggunakan metodologi yang dianut oleh jumhur (mayoritas) ulama. 

Quran, Sunnah, Ijma dan Qiya sebagai hujjah. 

Namun dalam beberapa literatur yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini, pembahasan mengenai sosok Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim 

Amrullah Datuk Indomo, akrab di sapa dengan penanya Buya Hamka pada saat 

menjabat di MUI masih bersifat umum dan belum spesifik, sehingga diperlukan 

pembahasan yang lebih lanjut untuk membuat kesimpulan mengenai sosok Buya 

Hamka dalam mempertahankan fatwanya pada masa jabatannya di MUI tahun 

1975-1981 M. Dengan demikian untuk menarik kesimpulan, penulis berupaya 

mengkaji secara khusus tentang Buya Hamka pada saat menjabat di MUI dengan 

mengumpulkan sumber data dan fakta dalam kepustakaan, baik kepustakaan yang 

disebutkan diatas maupun yang relevan dengan judul penelitian penulis. 

 



 

 
 

E. Metodologi Penelitian 

Metodologi adalah metode yang digunakan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan. Metodologi mencakup aspek metode dan pendekatan. Metode pada 

dasarnya bertujuan untuk mengumpulkan data, sedangkan pendekatan pada 

dasarnya bertujuan untuk menginterpretasikan data. 

 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

sejarah yang berkaitan dengan peristiwa atau ke penelitian untuk memperoleh data 

dan informasi tentang yang ditinjau dari segi historisnya. Dalam hal ini, penulis 

fokus pada kajian tentang kejadian yang pernah terjadi pada masa lampau. Metode 

ini digunakan dalam sosok Buya Hamka dalam mempertahankan fatwa pada saat 

menjabat di MUI tahun 1975-1981 M dalam yang datanya diperoleh dari data 

pustaka (library research). Informasi pustaka berikut merupakan sumber tertulis 

yang berkaitan dengan riset penulis seperti buku, jurnal, tesis dan artikel yang 

berhubungan dengan penelitian penelitian ini. Pada penelitian ini, penulis memakai 

analisis data deskriptif kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah data 

kualitatif yang berupaya agar menghasilkan serta menjelaskan data-data sejarah 

secara mendalam serta memberikan gambaran secara sistematis tentang objek 

penelitian.  

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Historis  

 Pendekatan historis merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk 

menjelaskan mengenai suatu peristiwa atau fenomena di masa lalu. Sejarah sendiri 

menganggap bahwa setiap peristiwa sejarah adalah unik. Maknanya khusus dan 

hanya muncul sekali. Disorot adalah rincian tentang apa, siapa, kapan, di mana, 



 

 
 

bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi.  

b. Pendekatan Politik  

 Pendekatan politik merupakan suatu pendekatan dalam membantu 

mendeskripsikan gejala historis yang menekankan tentang struktur kekuasaan, 

jenis kepemimpinan, peranan tokoh politik dan peristiwa penting, hierarki sosial, 

perebutan kekuasaan, dan lain sebagainya.31 

c. Pendekatan Sosial dan Agama 

 Pendekatan sosial merupakan pendekatan yang menggambarkan aspek 

sosial dari peristiwa yang dipelajari, khususnya pada kelompok sosial mana yang 

ikut serta, serta nilai-nilai mereka, ikatan dengan kelompok lain, konflik 

kepentingan, ideologi, serta lain sebagainya.32 

 Pendekatan agama mengungkapkan mengenai nilai-nilai agama atau 

kepercayaan yang menjadi pedoman hidup serta mengungkapkan bagaimana 

fenomena beragama dalam suatu masyarakat. 

3. Langkah-langkah Penelitian Sejarah  

Pada penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah yang terbagi ke 

dalam empat tahapan, yakni sebagai berikut:  

a. Heuristik  

Heuristik merupakan tahap yang pertama dalam suatu penelitian historis untuk 

menemukan dan mengumpulkan data-data atau jejak sejarah agar dapat 

mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lalu. Dalam hal ini, penulis 

memperoleh data sejarah melalui buku, skripsi, artikel dan jurnal yang ada 

relevansinya dengan judul penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam studi 

kepustakaan (library research) yakni sebagai berikut:  

                                                             
31 “Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 

2014), 5.” 
32 “Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 

2014), 4.” 



 

 
 

1) Kutipan langsung, yaitu mengutip pendapat suatu artikel atau tokoh tanpa 

mengubah isi redaksi artikel tersebut. 

2) Kutipan tidak langsung, yakni mengutip kitab suci atau pendapat tokoh 

dengan menggunakan bahasa dan deskripsi dari peneliti sendiri.  

b. Kritik Sumber  

Langkah peneliti selanjutnya yakni kritik sumber. Kritik sumber bertujuan 

mencari dan memperoleh informasi tentang sumber yang diperoleh. Dengan kata 

lain, sumber yang dikumpulkan diperiksa apakah sumber tersebut benar atau tidak. 

Dari data yang telah diperoleh, penulis berusaha melakukan kritik sumber untuk 

mengetahui kevalidan, kredibilitas (keaslian sumber) dan kredibilitas (tingkat 

kebenaran sumber).  

c. Interpretasi  

Setelah mengkritisi sumber yang bertahan, langkah selanjutnya adalah 

interpretasi. Interpretasi adalah penafsiran dari sumber yang sudah diperoleh. 

Dalam hal ini, penulis berusaha menganalisis dan membandingkan data-data yang 

diperoleh kemudian menafsirkannya. Pentingnya interpretasi dalam metodologi 

penelitian sejarah, karena tahap inilah peneliti menguraikan suatu kebenaran 

sehingga memperluas perspektif terhadap suatu kebenaran atau fakta sejarah. Dari 

sini kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan dari suatu interpretasi penelitian.  

d. Historiografi  

Historiografi adalah tahap akhir dari penelitian sejarah. Historiografi adalah 

penulisan laporan hasil penelitian sejarah. Semua informasi yang dikumpulkan 

oleh penulis dikritisi dan ditafsirkan, kemudian direkonstruksi dalam bentuk 

tulisan yang lengkap. Artikel ini bertujuan untuk membagikan cerminan yang jelas 

tentang proses riset dari awal sampai akhir tentang Buya Hamka dalam 

mempertahankan fatwa pada saat menjabat di MUI tahun 1975-1981 M. 



 

 
 

F. Tujuan Penelitian 

Peneliti pasti memiliki tujuan yang ingin dicapainya, sedangkan pada 

bagian ini dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini yakni untuk menjawab 

permasalahan-permasalahan tersebut yang akan dipecahkan, yaitu : 

1. Untuk mengetahui biografi tentang Buya Hamka. 

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kedudukan Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia dalam hukum Islam. 

3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi Buya Hamka dalam  

mempertahankan fatwa pada saat menjabat di MUI. 

Selain bertujuan untuk menjawab semua permasalahan pada rumusan 

masalah sebelumnya, penelitian ini juga bertujuan : 

1. Agar penulis dan pembaca dapat mengetahui biografi tentang Buya Hamka. 

2. Dapat berfungsi sebagai informasi khususnya dalam aspek pemikiran yang 

dapat dipergunakan sebagai bahan diskusi. 

3. Sebagai bahan kajian dan diskusi akademik mengenai tokoh Buya Hamka 

dan strategi Buya Hamka dalam mempertahankan fatwa pada saat menjabat 

di MUI. 
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 BAB II 

BIOGRAFI ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH 

A. Riwayat Hidup Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) 

 

Bernama asli Abdul Malik Karim Amrullah atau akrab di sapa Buya Hamka 

ataupun Hamka merupakan salah satu tokoh bangsa Indonesia sekaligus ulama 

yang diakui oleh dunia. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupan nya, 

baik secara individu maupun sebagai tokoh bangsa Hamka banyak meninggalkan 

teladan bagi generasi muda Indonesia khususnya dalam hal produktivitas dalam 

berkarya, pemaaf dalam pergaulan, tasamuh terhadap sesama muslim dan juga 

selalu haus akan ilmu. 

Membincangkan sosok Hamka mungkin merupakan diskusi yang tidak 

kunjung selesai. Kepribadiannya semasa hidup tak lepas dari pemikiran-

pemikirannya yang dikenal banyak orang bukan hanya lewat tulisan-tulisan di 

buku-buku karangannya atau dalam artikel-artikel di berbagai media cetak 

melainkan juga tutur katanya yang disampaikan lewat lisan baik itu dalam khutbah, 

ceramah, tausiah ataupun obrolan sehari-hari dalam berbagai bentuk komunikasi 

formal dan lain sebagainya semua itu dijadikan bentuk-bentuk keteladanan bagi 

banyak orang dari seorang Hamka. 

Sepenggal perjalanan hidup Hamka mulai dari kecil, remaja, Hamka ke 

Mekkah, Kembali ke Tanah Air, hingga ajal menjemput menjadi fokus penulis 

dalam bab ini. 

1. Hamka kecil 

Hamka adalah putra Syekh Abdul Karim seorang ulama yang cukup 

terkenal di Sumatera yang kerap disapa Innyiak Doktor. Ibunya bernama Sitti 

Shaffiah. Hamka merupakan anak sulung dari empat bersaudara. Sebagai anak 



 

 
 

seorang ulama beliaupun dicita-citakan oleh ayahnya menjadi seorang ulama untuk 

itu selain bersekolah di sekolah desa Innyiak Doktor memasukkan Hamka ke 

sekolah pendidikan agama yaitu Diniyah.33 

Buya Hamka dilahirkan di Desa Kampung Molek Maninjau Sumatera Barat 

17 Februari 1908 Ia selalu Tak Bosan menjelaskan kampung halamannya yang 

indah itu dengan teras-teras sawah bersusun- susun di lereng bukit sampai danau, 

pohon kelapa yang berayun dengan, danau dan perahu menyeberang, serta awan 

bergumpal di tepi langit menyelimuti puncak bukit di Danau Maninjau. 

Masa kecil Hamka banyak dihabiskan di Maninjau, di bawah asuhan ayah 

dan ibunya. Hamka juga mendapatkan pendidikan keagamaan dari Surau di 

Maninjau, yang merupakan sarana yang efektif sebagai pembentuk akal budi 

Hamka sebagai buku terbuka bagi pembaca Indonesia maupun luar negeri.34 Di 

masa kecil Ia juga belajar berpidato di Surau, buku pertamanya Khatibul Ummah 

ditulis dari materi-materi khutbah teman-temannya yang dicatat dan ia rapi kan 

waktu itu. Usianya masih belasan terlihat potensi menulisnya di usia ini ketika 

dewasa hingga wafat pada tanggal 24 Juli 1981 dalam usia 73 tahun buku-bukunya 

yang tidak lepas dari pengalaman pertamanya tersebut. 

Waktu orangtuanya pindah ke Padang, usia Hamka masih 4 tahun. Diantara 

keluarga ibunya Hamka dekat dengan anduang atau neneknya yang bergelar 

Bagindo Nan Batuah, seorang guru tari dan pencak silat. Dari anduangnya Hamka 

kecil sering mendengar pantun-pantun yang merekam keindahan alam 

Minangkabau bersama teman-teman sebaya Hamka kecil menghabiskan waktu 

bermain di Danau Maninjau. 

Mengikuti tradisi anak laki-laki di Minangkabau Hamka belajar mengaji di 

                                                             
33 Irfan Hamka, Ayah. (Jakarta : Republik Penerbit, 2013), 230. 
34 James R. Rush, Adicerita Hamka : Visi Islam Sang Penulis Besar untuk Indonesia Modern. 

(Jakarta : GPU, 2017) 



 

 
 

surau yang berada di sekitar tempat ia tinggal, kakaknya Fatimah mengajarnya 

belajar membaca Al-Qur’an dan bacaan shalat di Padang Panjang. Ketika 

memasuki usia 7 tahun Hamka mulai belajar di sekolah desa.35 

Awalnya Haji Rasul ingin menyekolahkan Hamka ke sekolah Gubernemen, 

tetapi karena terlambat mendaftar, kelas terlanjur penuh. Sekolah desa yang 

menempati bekas tangsi militer yakni di Guguk Malintang telah memberikan 

banyak pengalaman dan pembelajaran pada Hamka. Waktu itu anak-anak yang 

bersekolah di sekolah desa dianggap golongan rendah oleh anak-anak yang 

bersekolah di 2 sekolah lainnya yaitu mereka yang berasal dari keluarga pegawai, 

pamong, amtenar dan anak-anak keturunan Belanda. Hamka merasa dirinya selalu 

dilecehkan oleh anak-anak kelas atas itu sehingga Hamka kecil sering terlibat dalam 

perkelahian antara murid dari  kedua sekolah tersebut. 

Diniyah School didirikan pada tahun 1916 oleh Zainuddin Labay El-

Yunusy, yang menerapkan sistem kelas di Pasar Usang. Sekolah ini mengajarkan 

bahasa Arab dan materi yang diadaptasi dari buku-buku sekolah rendah Mesir. 

Sambil mengikuti pelajaran setiap pagi di Sekolah Desa, Hamkabelajar setiap sore 

di Diniyah School. Setelah 3 tahun belajar, pendidikan Hamka terbengkalai saat 

ayahnya membawa Hamka pulang ke Sungai Batang. 

Namun sejak dimasukkan ke Sumatera Thawalib oleh ayahnya pada tahun 

1918, ia tak dapat lagi mengikuti pelajaran di sekolah desa. Hamka pun belajar di 

Diniyah school setiap pagi, sementara sorenya belajar di Thawalib sekolah yang 

didirikan Ayahnya di Padang Panjang dan malamnya kembali ke surau. 

Kebanyakan murid Thawalib adalah remaja yang lebih tua dari Hamka karena 

beratnya materi yang dihafalkan, kegiatan Hamka kecil setiap hari yang demikian 

                                                             
35 Yanurdi Syukur dan Arlen Ara Guci, BUYA HAMKA : Memoar Perjalanan Hidup Sang Ulama 

(Solo, Tinta Medina, 2017), 6. 



 

 
 

diakuinya membosankan dan mengekang kebebasan masa kanak-kanaknya.36 

Saat berusia 12 tahun Hamka menyaksikan sesuatu yang tidak 

mengenakkan bagi seorang anak kecil, perceraian orang tuanya Haji Rasul 

menceraikan Sitti Shaffia dan membawa Hamka tinggal di Padang Panjang. Hari-

hari pertama setelah perceraian Hamka tak masuk sekolah dan menghabiskan waktu 

bepergian berkeliling kampung. 

Ketika berjalan di pasar, ia yang menyaksikan orang buta yang sedang 

meminta sedekah. Hamka yang iba menuntun jalan dan membimbing peminta itu 

berjalan ke tempat keramaian untuk mendapatkan sedekah sampai 

mengantarkannya pulang. Namun ibu tirinya memarahinya saat mendapati  

Hamka  di pasar hari berikutnya, ”Apa yang awak lakukan itu memalukan 

ayahmu”. Dimarahi adalah salah satu hal yang pastinya tidak enak bagi seorang 

anak kecil. 

Hamka pernah pula berjalan kaki menuju Maninjau yang jauhnya 40 km 

dari Padang Panjang untuk memenuhi kerinduan terhadap ibunya. Setelah 15 hari 

Hamka meninggalkan sekolah seorang guru dari Thawalib yang menyangka Hamka 

sakit datang kerumah menyampaikan ketidak hadiran Hamka mengetahui anaknya 

membolos Abdul Karim Amrullah marah dan menampar anaknya tetapi segera 

memeluk Hamka dan meminta maaf. 

Dibayang-bayangi ketakutan terhadap ayahnya Hamka kembali memasuki 

sekolah seperti biasanya, pagi belajar di Diniyah pulang sebentar berangkat ke 

Thawalib dan kembali ke rumah menjelang magrib untuk bersiap pergi mengaji. 

Ketika ia menemukan gurunya Zainuddin Labay El- Yunusy yang baru saja 

membuka bibliotek tempat penyewaan buku, Hamka pergi menyewa buku setiap 

hari. Pada titik ini Hamka telah menunjukkan sifat ingin tahu yang tinggi terhadap 

                                                             
36 Yanurdi Syukur dan Arlen Ara Guci, BUYA HAMKA : Memoar Perjalanan Hidup Sang Ulama 

(Solo, Tinta Medina, 2017), 7. 



 

 
 

isi buku, suatu sikap yang baik sekali tertanam sejak kecil. Setelah rampung 

membaca biasanya Hamka akan menyalin versinya sendiri 

Karena kehabisan uang untuk menyewa, Hamka menawarkan diri pada 

pencetakan milik Bagindo Sinaro tempat koleksi buku diberi lapisan karton sebagai 

pelindung untuk mempekerjakannya. Ia membantu memotong karton, membuat 

adonan lem, sebagai perekat buku sampai membuat kopi, tetapi sebagai upahnya ia 

meminta agar diperbolehkan membaca koleksi buku yang disewakan tersebut. 

Dalam waktu tiga jam sepulang dari Diniyah sebelum berangkat ke 

Thawalib, Hamka mengatur waktunya agar punya waktu membaca. Karena hasil 

kerjanya yang rapi ia diperbolehkan membawa buku baru yang belum diberi karton 

untuk dikerjakan di rumah. 

Ayahnya sering mendapati Hamka membaca buku cerita sempat memberi 

pilihan. ”Apakah nanti engkau akan menjadi orang yang alim atau menjadi tukang 

cerita”. Setiap mengetahui bahwa ayahnya memperhatikannya Hamka meletakkan 

buku cerita yang dibaca nya lalu mengambil buku agama dan pura-pura 

membacanya. 

Secara umum masa kecil Hamka banyak dihabiskan dengan pembelajaran 

informal dari ayahnya serta dari para ulama. Ia tak menamatkan pendidikan formal, 

tetapi pengetahuannya terus berkembang berkat semangat belajar autodidak dari 

berbagai tokoh. Kabarnya Hamka bersekolah SD hanya sampai kelas dua pada. 

Usia 10 tahun ayahnya mendirikan perguruan Sumatera Thawalib di Padang 

Panjang. 

Malik atau Hamka kecil kemudian mempelajari agama dan mendalami 

bahasa Arab pengalaman belajar dari tokoh-tokoh terkenal, seperti Syekh Ibrahim 

Musa Parabek, Ahmad Rasyid Sutan Mansur, RM Suryopranoto dan Ki bagus 

Hadikusumo selanjutnya membentuk corak pemikirannya yang terbuka tapi tetap 



 

 
 

membawa pembaruan. 

2. Hamka Remaja 

Sementara Hamka kecil mencoba terus memadukan antara “kesukaan 

hidupnya” (sesuai dengan fitrah kekanak-kanakannya), dengan “keinginan 

ayahnya”, nampaknya Hamka merasa gagal hal itu terbukti senantiasa terkena 

marah ayahnya, tak pernah dapat persetujuan apabila mendapat pujian, rumah 

ayahnya karenanya dianggap sebagai penutup pikiran saja. Oleh karena itu dia ingin 

mencari sesuatu yang melonggarkan kesuntukan hatinya. Maka diputuskanlah 

berbuat nekat, yaitu lari. Dia ingin berkelana ke sebuah pulau yang dikenalnya 

lewat bacaannya: yaitu pulau Jawa. Dalam proses pelarian itu dia tidak tahu apa 

yang akan diraihnya dan yang pasti adalah dia ingin lewat Bengkulu, sebab disana 

saudara persukuannya yang dapat dimintai belanja untuk biaya ke pulau Jawa.37 

Dalam perjalanannya menuju Jawa ia ditimpa sakit sesampainya di 

Bengkulu. Dalam kondisi sakit dan tubuhnya mulai diserang cacar, Hamka 

meneruskan perjalanan ke Napal Putih untuk bertemu kerabatnya. Setelah dua 

bulan meringkuk menunggu kesehatannya pulih, kerabatnya memulangkannya ke 

Maninjau. Bekas luka cacar yang menyisakan bopeng di sekujur tubuhnya 

membuat Hamka remaja minder dan dicemooh teman-temannya. 

Pada 1924, Hamka kembali memulai perjalanannya ke Jawa. Hamka 

mengungkapkan keinginan dan meminta izin ke ayahnya untuk merantau, berjanji 

akan belajar agama kepada Ahmad Rasyid Sutan Mansur. Dalam perhentian 

pertama di Yogyakarta Hamka menemui pamannya Jafar Amrullah. Setelah 

diperkenalkan dengan Sarekat Islam,  ia bergabung menjadi anggota dan mengikuti 

kursus-kursus yang diadakan oleh Sarekat Islam. Hamka bertemu dengan Bagoes 

                                                             
37 Mohammad Damami, Tasawuf Positif (dalam Pemikiran HAMKA), (Yogyakarta, Fajar Pustaka 
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Hadikoesoemo mempelajari tafsir Al Baidhawi. 

Selain itu ia banyak menerima ide tentang gerakan sosial politik dari H.O.S 

Cokroaminoto, Fakhrudin dan Suryopranoto yang diadakan di Abdi Dharmo 

Pakualam Yogyakarta. Dari para tokoh inilah Hamka mengenal pergerakan politik 

Islam seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Hamka mengikuti kelas dengan 

tekun, sering bertanya dan menyalin pelajaran yang didapatnya. Dari 

keterlibatannya dengan Perserikatan Islam, Hamka mendapatkan perhatian umat 

Islam di Jawa terhadap pendidikan, berbeda dengan Minangkabau karena telah 

seragam memeluk Islam, yang dinilainya masih bertengkar memperdebatkan 

perkara-perkara praktik Islam.  

Setelah banyak menimba ilmu dari keempat tokoh tersebut, Hamka 

mengunjungi kakak iparnya di Pekalongan, yaitu Buya Ar Sutan Mansur yang 

kemudian menjadi ketua PP Muhammadiyah. 

Pada tahun 1925 Innyiak Doktor berkunjung ke tanah Jawa. Beliau ingin 

melihat perkembangan Hamka anaknya, yang dicita-citakannya kelak menjadi 

seorang ulama. Syekh Abdul Karim cukup gembira melihat anaknya telah menjadi 

“revolusioner”.38 

Syekh Abdul Karim hanya sebentar tinggal di Yogyakarta dan Pekalongan, 

namun beliau sangat serius memperdalam misi Muhammadiyah. Sebelum beliau 

kembali ke Padang Panjang Syekh Abdul Karim berpesan kepada Hamka, untuk 

segera pulang kampung. Buya Sutan Mansur pun menganjurkan agar Hamka segera 

pulang membantu Innyiak Doktor mengembangkan Muhammadiyah di Padang 

Panjang. Ketika itu usia Hamka belum menginjak 17 tahun. 

Memenuhi pesan Innyiak Doktor dan Buya Sutan Mansyur, Hamka lalu 

kembali ke kampung halaman dengan terlebih dahulu singgah di kampung untuk 
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menemui anduang dan ibunya. 

Meskipun disambut baik saat kepulangannya, Hamka dianggap hanya 

sebagai tukang pidato daripada ahli agama di kampung halamannya. Dalam 

membacakan ayat atau kalimat bahasa Arab, Hamka dinilai tidak fasih karena 

tidak memahami tata letak bahasa, nahwu, dan sharaf. Kekurangannya dikait-

kaitkan karena ia tidak pernah menyelesaikan pendidikannya di Thawalib. Menurut 

kesaksian Hamka, ia memang kerapkali salah dalam melafalkan bahasa Arab, 

walaupun ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hasil terjemahannya 

jauh lebih bagus daripada teman-temannya. Hamka berasa kecil hati dengan dirinya 

karena tidak ada pendidikan yang diselesaikannya. Ayahnya menasihatkan agar ia 

mengisi dirinya dengan ilmu pengetahuan karena "pidato-pidato saja adalah 

percuma". Saat Muhammadiyah membuka sekolah di Padang Panjang, ia bersama 

banyak teman-temannya yang pulang dari Jawa ikut melamar sebagai guru. Para 

pelamar diharuskan mengisi formulir yang menerangkan nama, alamat, dan 

pendidikan disertai lampiran bukti kelulusan seperti diploma atau ijazah. Pada hari 

pengumuman pelamar yang lolos sebagai guru, Hamka tidak lolos karena tidak 

memiliki diploma. Hal ini menambah kekecewaan Hamka sejak kepulangannya. 

3. Hamka Ke Mekkah 

Kepada anduangnya, Hamka sering menceritakan kesedihan dan 

perasaannya. Dari anduangnya, Hamka diceritakan bahwa ayahnya pernah berjanji 

akan mengirimnya belajar ke Mekkah selama sepuluh tahun. Karena takut kepada 

ayahnya, Hamka merencanakan sendiri kepergiannya ke Mekkah. Ia tak 

menuturkan ke mana hendak pergi kepada ayahnya, hanya berkata hendak pergi 

ke tempat yang jauh. Karena keterbatasan ongkos, Hamka berjalan kaki dari 

Maninjau ke Padang. Ketika kapal yang membawanya singgah di Pelabuhan 

Belawan, Hamka bertemu temannya Isa, yang membantu ongkos perjalanannya. 



 

 
 

Pada permulaan Februari 1927, bertepatan dengan keberangkatan jemaah  haji   

Indonesia    pada    bulan    Rajab, Hamka berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju 

Jeddah. Selama di kapal, ia amat dihormati lantaran kepandaiannya membaca Al-

Quran. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan ajengan. Dalam memoarnya, 

Hamka mengenang dirinya ditawari kawin dengan seorang gadis Bandung yang 

memang telah menawan hatinya, tetapi ia menolak. Sewaktu itu, kata Hamka, biasa 

saja orang menikah di atas kapal.39 

Sampai di Mekkah, ia mendapat tumpangan di rumah pemandu haji yaitu 

syekh Amin Idris. Untuk memenuhi biaya hidup, ia bekerja di percetakan Tuan 

Hamid Kurdi, mertua ulama Minangkabau Ahmad Chatib. Di tempat ia bekerja, ia 

dapat membaca kitab-kitab klasik, buku-buku, dan buletin Islam dalam bahasa 

Arab, satu-satunya bahasa asing yang dikuasainya. Menjelang pelaksanaan ibadah 

haji berlangsung, ia bergabung dengan perkumpulan orang-orang Indonesia 

Persatuan Hindia-Timur. Ia memiliki bahasa Arab yang fasih. Ketika perkumpulan 

itu berencana menyelenggarakan manasik haji bagi jemaah Indonesia, Hamka 

dipercaya memimpin anggota delegasi menemui Amir Faishal, putra Ibnu Saud dan 

Imam Besar Masjidil Haram Abu Samah. Pengajarannya berlangsung di kompleks 

Masjidil Haram. Hamka sempat memberikan pelajaran agama sebelum ditentang 

oleh pemandu hajinya. 

Ketika waktu berhaji tiba di tengah musim panas, Hamka sempat ditimpa 

sakit kepala dan tak dapat berjalan ke mana-mana. Ia tak sadarkan diri hingga lepas 

tengah malam. Begitu mudah orang mati, sampai ia merasa barangkali tentu akan 

mati. Selepas menunaikan haji, ketika jemaah haji menurut kebiasaan menghadap 

syekh masing-masing untuk dipasangkan sorban dan diberikan nama, Hamka 

mengelak. Ia menyebut kebiasaan itu sebagai "perbuatan khurafat". Sempat 
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berencana menetap di Mekkah, Hamka memutuskan pulang setelah bertemu Agus 

Salim. Waktu itu Agus Salim tidak jadi mengikuti Kongres Islam Sedunia yang 

batal diadakan, waktu yang dimiliki Agus Salim dimanfaatkan Hamka untuk 

menambah pengetahuan tentang perkembangan politik Indonesia. Hampir 

seminggu Hamka menyediakan diri sebagai khadam atau pelayan saat Agus Salim 

menasihatinya untuk segera pulang. "Banyak pekerjaan yang jauh lebih penting 

menyangkut pergerakan, studi, dan perjuangan yang dapat engkau lakukan. 

Karenanya, akan lebih baik mengembangkan diri di Tanah Airmu sendiri", ujar 

Agus Salim. 

4. Hamka kembali ke Tanah Air 

Hamka kembali ke Tanah Air setelah tujuh bulan bermukim di Mekkah. 

Namun, bukannya pulang ke Padang Panjang, ia memilih turun di Medan, kota 

tempat berlabuhnya kapal yang membawanya pulang. Medan menandai awal 

terjunnya Hamka ke dalam dunia jurnalistik. Ia menulis artikel tentang   

pengalamannya   menunaikan   ibadah   haji untuk Pelita Andalas, surat kabar milik 

orang Tionghoa. Ia menulis untuk pertama kalinya mengenai Sumatra Thawalib 

dan gerakan reformasi Islam di Minangkabau, yang dipimpin ayahnya sendiri. Dari 

artikel-artikel awal itulah, Hamka menemukan suaranya sebagai jurnalis. 

Muhammad Ismail Lubis, pimpinan majalah Seruan Islam mengirimkan 

permintaan kepada Hamka untuk menulis. Selain menulis untuk surat kabar dan 

majalah lokal, Hamka mengirimkan tulisannya ke Suara Muhammadiyah 

pimpinan Abdul Azis dan Bintang Islam pimpinan Fakhroedin. Namun, karena 

penghargaan atas karya tulis saat itu masih demikian kecil, Hamka mengandalkan 

honor dari mengajar untuk menutupi biaya hidupnya. Ia memenuhi permintaan 

mengajar dari pedagang-pedagang kecil di Kebun Bajalinggi. Waktu itulah ia 

menyaksikan kehidupan kuli dari dekat yang kelak menggerakkannya menulis 
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Merantau Ke Deli.40 

Sewaktu di Medan, kerabat dan ayahnya berkali-kali berkirim surat 

memintanya pulang. Hamka baru memutuskan pulang setelah mendapat bujukan 

kakak iparnya, Sutan Mansur. Sutan Mansur singgah di Medan dalam perjalanan 

pulang dari Lhokseumawe pada akhir 1927. Hamka menyusul ayahnya di Sungai 

Batang, rumah mereka di Padang Panjang luluh lantak akibat gempa bumi setahun 

sebelumnya. Setiba di kampung halamannya, Hamka bertemu ayahnya secara 

mengharukan. Ayahnya terkejut mengetahui Hamka  telah berangkat haji dan pergi 

dengan ongkos sendiri. "Mengapa tidak engkau beri tahu bahwa begitu mulia dan 

suci maksudmu? Abuya ketika itu sedang susah dan miskin." Penerimaan ayahnya 

membuat Hamka sadar betapa besar kasih ayahnya terhadap dirinya. Menebus rasa 

bersalah, Ia bersedia memenuhi permintaan ayahnya untuk dinikahkan. Ia menikah 

dengan Sitti Raham pada 5 April 1929. 

Di Sungai Batang, Hamka menerbitkan romannya yang pertama dalam 

bahasa Minangkabau berjudul Si Sabariyah. Roman itu mulai disusunnya ketika di 

Medan. Ia menunjukkan Si Sabariyah pertama kali di depan ayahnya, Jamil 

Jambek, dan Abdullah Ahmad dengan membacakannya sewaktu mereka 

berkumpul dalam Rapat Besar Umat Islam di Bukittinggi pada Agustus 1928. Dari 

Abdullah Ahmad, ia mendapat motivasi untuk terus mengarang dengan 

memasukkan nilai-nilai agama ke dalam roman-romannya. Ketika terbit, Si 

Sabariyah laris di pasaran hingga dicetak tiga kali. Kenyataan ini melecut 

semangatnya dalam melaksanakan kewajiban dakwah melalui tulisan.41 Tumbuh 

kepercayaan dirinya bahwa ia memiliki kualitas tersendiri karena menguasai 

dengan baik teknik-teknik lisan dan tulisan.42 Dari honor Si Sabariyah, Hamka 
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membiayai pernikahannya kelak. Setelah menikah, Hamka menulis kisah Laila 

Majnun yang dirangkai dengan khayalannya setelah membaca hikayat Arab "dua 

halaman". Pada 1932, Balai Pustaka, penerbit utama kala itu menerbitkan Laila 

Majnun dengan ketentuan perubahan ejaan dan nama tokoh. Penerimaan Balai 

Pustaka membesarkan hatinya dan memacunya untuk lebih giat lagi menulis dan 

mengarang. 

Setelah tiga bulan menikah, Hamka bersama istrinya pindah ke Padang 

Panjang. Dalam kepengurusan Muhammadiyah, ia menjabat sebagai Ketua 

Muhammadiyah Padang Panjang dan merangkap sebagai pimpinan Tabligh School 

setingkat madrasah tsanawiyah yang diadakan Muhammadiyah.43 Pengajarannya 

menempati gedung Muhammadiyah di Guguk Malintang setiap selasa malam dan 

dihadiri banyak orang.44 

Sebagai wadah pembentukan kader-kader Muhammadiyah, mata pelajaran 

Tabligh School berkisar tentang kepemimpinan, strategi dakwah, dan penyebaran 

dakwah Muhammadiyah. Hamka mengajar bersama Sutan Mansur dan Sutan 

Mangkuto. Caranya mengajar dianggap baru, berbeda dengan yang lain. Salah 

seorang muridnya, Malik Ahmad kelak menjadi salah satu pimpinan 

Muhammadiyah. 

Ketika diadakannya Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo pada awal 

1929, Hamka datang sebagai peserta. Sejak itu, ia tidak pernah absen menghadiri 

kongres Muhammadiyah berikutnya. Dalam kunjungannya di Solo, ia bertemu     

dengan tokoh pimpinan Muhammadiyah yakni Fakhruddin. Hamka menyebut 

Fakhruddin sebagai salah seorang yang mempengaruhi jalan pikirannya dalam 

agama. Kata Hamka "Keberanian dan ketegasannya menjadi pendorong bagi saya 

untuk berani dan tegas pula." Dalam perjalanannya di Bandung, Hamka bertemu 
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A. Hassan dan Mohammad Natsir. Ketika Muhammadiyah mengadakan kongres di 

Bukittinggi pada 1930, Hamka berpidato tentang "Agama Islam dalam Adat 

Minangkabau". Dalam kongres yang bersifat nasional, barulah Hamka sebagai 

pembicara yang mencoba mempertautkan adat dengan agama. Pada kongres 

Muhammadiyah ke-20 tahun berikutnya di Yogyakarta, Hamka menyampaikan 

pidato mengenai  perkembangan Muhammadiyah di Sumatra. Ia mampu memukau 

sebagian besar peserta kongres yang hadir. Pidatonya membuat banyak orang yang 

menitikkan air mata. Pada 1931, usai membuka cabang Muhammadiyah di 

Bengkalis, ia dipercayakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk 

mempersiapkan Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar. 

Dari pengalamannya di Padang Panjang dan Makassar, Hamka merasa 

bakatnya sebagai pengarang lebih baik ia manfaatkan ketimbang menjadi guru. 

Pada Januari 1936, Hamka berangkat ke Medan untuk memelopori jurnalistik Islam 

dan menekuni karang-mengarang. Ia memenuhi permintaan Muhammad Rasami, 

tokoh Muhammadiyah Bengkalis untuk memimpin Pedoman Masyarakat di bawah 

Yayasan Al- Busyra pimpinan Asbiran Yakub. Kulliyatul Mubalighin yang 

ditinggalkannya diteruskan oleh Abdul Malik Ahmad sampai 1946. Pedoman 

Masyarakat beroplah 500 eksemplar ketika terbit perdana pada 1935. Oplahnya 

melonjak hingga 4.000 eksemplar setelah Hamka menjadi pemimpin redaksi pada 

22 Januari 1936. Majalah itu mengupas pengetahuan umum, agama, dan sejarah. 

Melalui kedudukannya sebagai pemimpin redaksi, Hamka menjalin hubungan 

intelektual dengan sejumlah tokoh pergerakan. Pada Februari 1936, ia menyindir 

sikap pemerintah kolonial terhadap Hatta dan Sjahrir dengan mengasingkan mereka 

ke Boven Digul. Melalui Pedoman Masyarakat pula, Hamka untuk pertama 

kalinya memperkenalkan nama pena " HAMKA". 

Hamka mengisi beberapa rubrik dan menulis cerita bersambung. 
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Mengangkat masalah penggolongan dalam masyarakat Minangkabau berdasarkan 

harta, pangkat, dan keturunan, ia menulis Di Bawah Lindungan Ka'bah. Hamid 

terhalang menikahi Zainab karena perbedaan status antara kedua keluarga. Melihat 

animo masyarakat yang luas, Balai Pustaka menerbitkan Di Bawah Lindungan 

Ka'bah pada 1938. Setelah Di Bawah Lindungan Ka'bah, HAMKA menulis 

Tenggelamnya Kapal Van der Wijck tentang percintaan antara Zainuddin dan 

Hayati yang terhalang adat dan berakhir dengan kematian. Sewaktu dimuat sebagai 

cerita bersambung, Hamka menuturkan ia mendapat banyak surat dari pembaca, 

sebagian meminta agar Hayati hati "jangan sampai dimatikan", sebagian 

mengungkapkan kesan mereka "seakan-akan Tuan menceritakan nasibku sendiri". 

Namun, sejumlah pembaca Muslim menolak Van Der Wijck karena menurut 

mereka seorang ulama tak pantas menulis roman percintaan. Ia pernah dijuluki 

kiai cabul.45 Hamka membela diri lewat tulisan di Pedoman Masyarakat pada 1938. 

Ia menyatakan, tak sedikit roman yang berpengaruh positif terhadap pembacanya. 

Ia merujuk pada roman 1920-an dan 1930-an yang  mengupas adat kolot, pergaulan 

bebas, kawin paksa, poligami, dan bahaya pembedaan kelas. 

Pada bulan Desember 1949, Hamka pindah bersama keluarganya ke Jakarta. 

Ia semula menyewa rumah milik keluarga Arab di Jalan Toa Hong II, Kebun Jeruk. 

Untuk memulai hidup, Hamka mengandalkan honorarium buku-bukunya yang 

diterbitkan di Medan sambil mengirim tulisan untuk surat kabar Merdeka dan 

majalah Pemandangan. Dalam surat kabar Abadi, Hamka mengasuh rubrik "Dari 

Perbendaharaan Lama" yang terbit dalam edisi Minggu. Beberapa karangannya 

sempat terbit majalah Mimbar Indonesia yang dipimpin H.B. Jassin dan majalah 

Hikmah. 

Ia diangkat sebagai pegawai Kementerian Agama yang pada waktu itu 
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menterinya dipimpin K.H Wahid Hasyim. Ia diserahi tugas mengajar di beberapa 

perguruan tinggi Islam. Di antaranya Universitas Islam Jakarta, PTAIN Yogyakarta 

(sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), dan Universitas Muslim Ujung 

Pandang. Hamka banyak diundang ke berbagai tempat untuk ceramah. Pada 1950, 

usai menunaikan ibadah haji, Hamka mengunjungi beberapa negara seperti Arab 

dan mendapatkan banyak inspirasi untuk menulis. Ia menulis tiga romannya yakni 

Mandi Cahaya di Tanah Suci, Di Lembah Sungai Nil, dan Di Tepi Sungai Dajjah. 

Sejumlah konferensi internasional mendapuk Hamka sebagai pembicara mewakili 

Indonesia. Pada 1952, ia mendapat undangan dari Departemen Luar Negeri 

Amerika Serikat untuk mengadakan kunjungan ke negara itu. Dari kunjunganya, ia 

mengarang buku Empat Bulan di Amerika. Pada 1953, ia mengikuti Misi 

Kebudayaan RI ke Muangthai dipimpin Ki Mangunsarkoro. Pada 1954, ia 

berangkat ke Burma mewakili Departemen Agama dalam perayaan 2.000 tahun 

wafatnya Siddhartha Gautama. 

Berstatus sebagai pegawai pemerintah, Hamka pada saat yang sama terjun 

dalam kancah politik. Ia bergabung dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia 

(Masyumi) yang menginginkan perjuangan Islam melalui mekanisme 

konstitusional. Namun, aktivitasnya di dunia politik belakangan menyebabkannya 

harus mengundurkan diri sebagai pegawai Departemen Agama. Soekarno meminta 

para pegawai untuk memilih tetap menjadi pegawai atau anggota partai. 

Pada pemilihan umum 1955, ia terpilih sebagai anggota Dewan 

Konstituante mewakili Jawa Tengah. Dalam sidang-sidang Konstituante, ia 

menyampaikan pidato tentang bahasa, hak-hak azasi manusia, dan dasar negara. 

Hamka tampil sebagai salah seorang penanggap pidato Presiden Soekarno berjudul 

"Republika" (yang mengajak kembali ke UUD 1945 dan ide "kabinet kaki empat"). 

Ia menolak gagasan Presiden Soekarno yang akan menerapkan Demokrasi 
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Terpimpin. Ketika terjadi perdebatan mengenai dasar negara, Hamka bersama 

Mohammad Natsir, Mohammad Roem, dan Isa Anshari secara konsisten 

memperjuangkan syariat Islam menjadi dasar negara Indonesia. Hamka 

mengemukakan kelebihan Islam dari Pancasila, malah dari dasar apapun di dunia. 

Ia meragukan pendapat yang mengatakan bahwa Pancasila mencerminkan gaya 

hidup ataupun falsafah hidup orang Indonesia sekalipun ia menghargai usaha 

mereka yang hendak meyakinkan ini. Dalam pidatonya,    Hamka mengusulkan 

agar dalam sila pertama Pancasila dimasukkan kembali kalimat tentang "kewajiban 

menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya", sebagaimana yang termaktub dalam 

Piagam Jakarta. Perdebatan itu berujung pada dikeluarkannya Dekrit Presiden. 

5. Hamka dan Al Azhar 

Pada tahun 1956, Hamka membangun sebuah rumah kediaman untuk anak 

dan istrinya di Jalan Raden Patah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di depan 

rumahnya direncanakan akan dibangun sebuah masjid yang digagas oleh tokoh-

tokoh Masyumi, tetapi panitia pembangunan belum mendapatkan tokoh yang tepat 

untuk menjadi penanggung jawab dan imam masjid tersebut. Pada saat itulah 

Ghazali Syahlan dan Abdullah Salim yang diberi tugas mencari tokoh tersebut 

menghadap Hamka untuk  meminta kesediaannya. Permohonan ini diterima oleh 

Hamka. Dalam suatu pertemuan, ia menyarankan agar masjid itu dibangun terlebih 

dahulu dan juga menyarankan agar bangunannya disertai dengan ruang kantor, 

ruang pertemuan, dan ruang perkuliahan yang dapat digunakan untuk kegiatan-

kegiatan dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. 

Sebelum pembangunan masjid itu selesai, Hamka menghadiri undangan 

sebuah konferensi Islam dari Universitas Punjab di Lahore, Pakistan pada Januari 

1958. Ia hadir sebagai delegasi Indonesia dalam simposium Islam di Lahore 

bersama Hasbi Ash-Shieddiqy dan K.H Anwar Musaddad. Setelah itu, ia 
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melanjutkan perjalanan ke Kairo, Mesir sebagai tamu kenegaraan bersamaan 

dengan Soekarno, yang kebetulan ketika itu sedang berkunjung ke Mesir. Dalam 

kunjungannya ke Kairo, ia memenuhi undangan Forum Dunia Islam untuk 

memberikan ceramah di Universitas Al-Azhar pada Februari 1958. Di gedung Asy-

Syubbanul Muslimun,  Hamka menyampaikan pidato tentang pengaruh paham 

Muhammad Abduh di Indonesia dan Malaya. Hamka menguraikan tentang 

kebangkitan gerakan-gerakan Islam modern di Indonesia seperti Thawalib, 

Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persis. Dalam ceramahnya ia mendapat sambutan 

luas dari kalangan akademik dan intelektual Mesir karena pemaparannya yang 

dinilai sangat baik tentang pengaruh paham Muhammad Abduh terhadap 

masyarakat Muslim di Asia Tenggara, yang di Mesir sendiri sangat terbatas sekali 

yang mengenalnya. Setelah memberikan ceramahnya, ia melanjutkan perjalanan ke 

Mekkah, Jeddah, dan Madinah. Ketika memenuhi undangan dari pihak istana 

Kerajaan Arab Saudi, ia menerima berita dari Mesir yang menyatakan bahwa 

Universitas Al-Azhar telah mengambil keputusan hendak memberinya gelar 

Ustadziyah Fakhriyyah, gelar ilmiah tertinggi dari universitas itu yang setara 

dengan Doktor Honoris Causa. 

Pada Desember 1960, Syekh Mahmud Shaltut, Imam Besar Al- Azhar, 

beserta rombongan datang ke Indonesia sebagai tamu  kenegaraan. Dalam lawatan 

ini, Mahmud Shaltut meninjau Masjid Agung Kebayoran Baru. 

6. Tuduhan terhadap Hamka 

Kedekatan Hamka terhadap partai Masyumi menyebabkan Hamka ikut 

menjadi bulan-bulanan dari pihak PKI. Organisasi sayap PKI, Lekra menuduhnya 

sebagai "plagiator" dan pemerintah waktu itu menuduhnya sebagai orang yang akan 

berusaha melakukan makar. Pada September 1962, Lekra menuduh novel Hamka 

berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijck dalah jiplakan dari karya pengarang 
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Prancis Alphonse Karr Sous les Tilleus. Novel Sous les Tilleus diterjemahkan 

oleh Mustafa Lutfi Al-Manfaluti ke bahasa Arab. Pada tahun 1963, novel edisi Arab 

ini diindonesiakan AS Alatas dengan judul Magdalena. 

Keadaan memburuk bagi Hamka ketika Panji Masyarakat memuat artikel 

Muhammad Hatta berjudul "Demokrasi Kita". Setelah penerbitan Panji Mayarakat 

berhenti sejak 17 Agustus 1960, tulisannya satu setengah juz dimuatkannya dalam 

majalah Gema Islam sampai akhir Januari 1962, yaitu dari juz 18 sampai juz 19. 

Ceramah-ceramah Hamka tiap subuh selalu dimuat secara teratur dalam majalah 

hingga Januari 1964. 

Pada 27 Januari 1961, bertepatan dengan awal bulan Ramadhan 1383, kira-

kira pukul 11 siang, Hamka dijemput di rumahnya, ditangkap dan dibawa ke 

Sukabumi. Ia dituduh terlibat dalam perencanaan pembunuhan terhadap Presiden 

Soekarno. Selama 15 hari ditahan, ia diintrogasi dalam pemeriksaan yang 

digambarkannya, "tidak berhenti- henti, siang-malam, petang pagi. Istirahat hanya 

ketika makan dan sembahyang saja." Melewati pemeriksaan yang kejam, Hamka 

sempat berpikir untuk bunuh diri karena jatuh sakit, Hamka dipindahkan dari 

tahanan ke RS Persahabatan. Selama perawatan di rumah sakit ini, Hamka 

meneruskan penulisan Tafsir Al-Azhar. Ia mengaku wajah-wajah jemaahnya yang 

terbayang ketika ia mulai mengoreskan pena untuk menulis tafsir. 

Hamka ditetapkan sebagai tahanan politik selama dua tahun sejak 28 

Agustus 1964, diikuti tahanan rumah dua bulan dan tahanan kota dua bulan. Tak 

hanya piawai menghasilkan karya yang bernafaskan Islam, Hamka juga cukup 

produktif menghasilkan beberapa karya sastra kreatif seperti novel, diantaranya 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wickj , Merantau ke Deli, serta novel terbitan tahun 

1936, Di Bawah Lindungan Ka’bah, yang telah dua kali diangkat dalam film layar 

lebar. Karya-karya Hamka bahkan tidak hanya dipublikasikan oleh penerbit 
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nasional sekelas Balai Pustaka dan Pustaka Bulan Bintang melainkan juga 

diterbitkan di beberapa negara Asia Tenggara bahkan dirilis di berbagai situs, blog 

dan media informasi lainnya. 

Hebatnya lagi, hasil karya Hamka menjadi buku teks sastra di luar negeri 

seperti Malaysia dan Singapura. Banyak warga Malaysia yang mengagumi 

karakter, pemikiran dan perjuangan Ulama, Politisi dan Sastrawan Besar.  

Buya Hamka bahkan menjadikannya sebagai salah satu soko guru agama 

Islam di tanah Melayu. Pada tahun 1974, Hamka menerima gelar Doctor Honoris 

Causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia dari pemerintah Malaysia melalui 

Perdana Menteri Tun Abdul Razak sebagai bentuk penghargaan atas pemikiran dan 

sumbangsihnya dalam memajukan perkembangan agama Islam, serta kegigihannya 

dalam berdakwah terutama di tanah Melayu. Karena dedikasinya di bidang dakwah, 

gelar yang sama juga pernah diberikan Universitas Al Azhar pada Hamka yang 

membawakan pidato ilmiah berjudul “Pengaruh Ajaran dan Pikiran Syekh 

Mohammad Abduh di Indonesia”. Pemerintah Indonesia sendiri pernah 

memberinya gelar Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno. 

Tak hanya lewat tulisan, Hamka juga menunjukkan akhlak mulia dan suri 

tauladan bagi para pengikutnya, salah satunya secara terbuka memaafkan semua 

orang yang pern ah menyakitinya. Misalnya pada 21 Juni 1970, Presiden RI 

pertama Ir. Soekarno wafat, ia bertindak sebagai imam shalat jenazahnya. Tak ada 

sedikit pun rasa dendam atau sakit hati dalam dirinya, bahkan konon Hamka sempat 

menitikkan air mata begitu mendengar berita kepergian Sang Proklamator. Setelah 

sholat jenazah, ia berkata kepada jenazah Soekarno, “Aku telah doakan engkau 

dalam sholatku supaya Allah memberi ampun atas dosamu. Aku bergantung kepada 

janji Allah bahwa walaupun sampai ke lawang langit timbunan dosa, asal memohon 

ampun dengan tulus, akan diampuni-Nya”. 



 

 
 

Pada awal dekade 70-an, Hamka mengingatkan umat Islam terhadap 

tantangan al-ghazwul fikri (penjajahan alam pikiran). Menurut Hamka, penjajahan 

alam pikiran beriringan dengan penghancuran akhlak dan kebudayaan di negeri-

negeri Islam. Sekularisasi atau sekularisme adalah setali tiga uang dengan ghazwul 

fikr yang dilancarkan dunia Barat untuk menaklukkan dunia Islam, setelah 

kolonialisme politik dalam berbagai bentuk, gagal. 

Cap sebagai mantan narapidana juga tak membuat kharisma seorang Hamka 

luntur begitu saja. Usai menjalani hukuman, ia masih mendapat kepercayaan untuk 

mengemban sejumlah jabatan, diantaranya menjadi anggota Badan Musyawarah 

Kebajikan Nasional Indonesia, anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia dan 

anggota Lembaga Kebudayaan Nasional, Indonesia. 

7. Hamka dan MUI 

Ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) terbentuk pada 26 Juli 1975, Hamka 

dipilih secara aklamasi sebagai Ketua MUI. Pada hari itu pula, Hamka berpidato 

pertama kali sebagai Ketua MUI. Ketika ia menyampajkan pidato saat pelantikan 

dirinya, Hamka menyatakan bahwa dirinya bukanlah sebaik-baiknya ulama. Ia 

menyadari bahwa dirinya memang populer, "tapi kepopuleran bukanlah 

menunjukkan bahwa saya yang lebih patut." Ia menjelaskan posisi MUI dengan 

pemerintah dan masyarakat terletak di tengah-tengah, "laksana kue bika yang 

"dibakar api dari atas dan bawah". "Api dari atas ibarat harapan pemerintah, 

sedangkan api dari bawah wujud keluhan umat Islam. Berat ke atas, niscaya putus 

dari bawah. Putus dari bawah, niscaya berhenti jadi ulama yang didukung rakyat. 

Berat kepada rakyat, hilang hubungan dengan pemerintah." 

Meski berbagai pihak waktu itu sempat ragu apakah Hamka mampu 

menghadapi intervensi kebijakan pemerintah Orde Baru kepada umat Islam yang 

saat itu berlangsung dengan sangat gencar, ia berhasil membangun citra MUI 
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sebagai lembaga independen dan berwibawa untuk mewakili suara umat Islam. 

Sebagai Ketua MUI, ia meminta agar ia tidak digaji. Ia memilih menjadikan Masjid 

Agung Al-Azhar sebagai pusat  kegiatan MUI alih-alih berkantor di Masjid Istiqlal. 

Selain itu, ia meminta agar diperbolehkan mundur, apabila nanti ternyata sudah 

tidak ada kesesuaian dengan dirinya dalam hal kerjasama antara pemerintah dan 

ulama. Pemerintah bersedia mengakomodasi permintaan Hamka. 

Pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto sejak 

mulai berdirinya Majelis Ulama Indonesia selalu menganjurkan agar di Indonesia 

terdapat Kerukunan Hidup Beragama. Hamka sebagai Ketua MUI pada 21 

September 1975 menerangkan kepada 30 orang utusan ulama yang hadir bahwa 

Islam mempunyai konsepsi yang terang dan jelas di dalam surat Al-Mumtahinah 

ayat 7 dan  8, bahwa tidak dilarang oleh Al-Quran orang Islam itu hidup rukun dan 

damai dengan pemeluk agama lain. "Orang Islam disuruh berlaku adil dan hidup 

rukun dengan mereka asal saja mereka itu tidak memerangi kita dan mendesak 

kita untuk keluar dari tanah air kita sendiri." MUI telah menerima anjuran 

pemerintah tentang kerukunan umat beragama. 

Pada 1978, Hamka berbeda pandangan dengan pemerintah. Pemicunya 

adalah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef untuk 

mencabut ketentuan libur selama puasa Ramadhan, yang sebelumnya sudah 

menjadi kebiasaan. 

Pada 7 Maret 1981, MUI mengeluarkan fatwa tentang keharaman perayaan 

Natal bagi umat Islam. Fatwa itu keluar menyusul banyaknya instansi pemerintah 

menyatukan perayaan Natal dan Lebaran lantaran kedua perayaan itu berdekatan. 

Hamka membantah perayaan Natal dan Lebaran bersama sebagai bentuk toleransi. 

"Kedua belah pihak, baik orang Kristen yang disuruh tafakur mendengarkan Al-

Quran atau orang Islam yang disuruh mendengarkan bahwa Tuhan Allah itu adalah 
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satu  ditambah dua sama dengan satu, semuanya disuruh mendengarkan hal- hal 

yang tidak mereka percayai dan tidak dapat mereka terima." Jan S. Aritonang dalam 

Sejarah   Perjumpaan   Kristen   dan   Islam    di Indonesia, Hamka menyebut 

kebiasaan itu bukan bentuk toleransi, tetapi memaksakan kedua penganut Islam 

dan Kristiani menjadi munafik. Dalam khutbahnya di Masjid Agung Al-Azhar, 

Hamka menyampaikan, "haram hukumnya bahkan kafir bila ada orang Islam 

menghadiri upacara Natal. Natal adalah kepercayaan orang Kristen yang 

memperingati hari lahir anak Tuhan. Itu adalah aqidah mereka. Kalau ada orang 

Islam yang turut menghadirinya, berarti ia melakukan perbuatan yang tergolong 

musyrik." 

MUI memfatwakan mengikuti upacara Natal bagi umat Islam hukumnya 

haram, meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa karena Natal 

tidak dapat dipisahkan dari soal-soal keyakinan dan peribadatan. Namun, keluarnya 

fatwa MUI menuai kecaman dari pemerintah. Menteri Agama Alamsyah Ratu 

Perwiranegara meminta fatwa MUI dicabut karena dianggap mengusik kerukunan 

antara umat Islam dan Kristen. Menurut Ketua Komisi Fatwa Syukri Ghozali, 

sebagaimana dikutip Tempo, fatwa itu sebenarnya dibuat agar Departemen Agama 

menentukan langkah dalam menyikapi Natalan-Lebaran yang kerap terjadi. 

Namun, fatwa itu menyebar ke masyarakat sebelum petunjuk pelaksanaan selesai 

dibuat Departemen Agama. Menyikapi hal itu, Hamka mengeluarkan surat 

keputusan (SK) mengenai penghentian edaran   fatwa.   Dalam   surat   pembaca   

yang   ditulis    dan    dimuat oleh Kompas 9 Mei 1981, Hamka menjelaskan SK itu 

tak mempengaruhi kesahihan fatwa tentang perayaan Natal. "Fatwa itu dipandang 

perlu dikeluarkan sebagai tanggung jawab para ulama untuk memberikan 

pegangan kepada umat Islam dalam kewajiban mereka memelihara kemurnian 

aqidah Islamiyah." 
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Menanggapi tuntutan pemerintah untuk mencabut fatwa, Hamka memilih 

meletakkan jabatan sebagai Ketua MUI. Dalam buku Mengenang 100 Tahun 

Hamka, Shobahussurur mencatat perkataan Hamka. "Masak iya saya harus 

mencabut fatwa," kata Hamka sambil tersenyum sembari menyerahkan surat 

pengunduran dirinya sebagai ketua MUI kepada Departemen Agama. Mundurnya 

Hamka dari MUI mengundang simpati masyarakat Muslim pada umumnya. Kepada 

seorang sahabatnya, M. Yunan Nasution, Hamka mengungkapkan, "waktu saya 

diangkat dulu tidak ada ucapan selamat, tapi setelah saya berhenti, saya menerima 

ratusan telegram dan surat-surat yang isinya mengucapkan selamat." 

8. Hamka Meninggal 

Kesehatan Hamka menurun setelah mengundurkan diri dari jabatan ketua 

MUI. Meningikuti anjuran dokter Karnen Bratawijaya, dokter keluarga Hamka, 

Hamka diopname di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada 18 Juli 1981, bertepatan 

dengan awal Ramadan. Pada hari keenam dirawat, Hamka sempat menunaikan salat 

Dhuha dengan bantuan putrinya yaitu Azizah untuk bertayamum. Siangnya, 

beberapa dokter datang memeriksa kondisinya, menyatakan bahwa ia berada dalam 

keadaan koma. Tim dokter menyatakan bahwa ginjal, paru-paru, dan saraf 

sentralnya sudah tidak berfungsi lagi, dan kondisinya hanya bisa dipertahankan 

dengan alat pacu jantung. Pada pukul sepuluh pagi keesokan harinya, anak-

anaknya sepakat untuk mencabut alat pacu jantung, dan Hamka menghembuskan 

napas terakhirnya tidak lama setelah itu. 

Hamka meninggal dunia pada hari Jumat, 24 Juli 1981 pukul 10:37 WIB 

dalam usia 73 tahun. Jenazahnya disemayamkan di rumahnya di Jalan Raden Fatah 
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III. Antara pelayat yang hadir untuk memberi penghormatan terakhir hadir Presiden 

Soeharto dan Wakil Presiden Adam  Malik, Menteri Negara Lingkungan Hidup 

Emil Salim, dan Menteri Perhubungan Azwar Anas yang menjadi imam salat 

jenazahnya. Jenazah Hamka dibawa ke Masjid Agung Al-Azhar dan dishalatkan 

lagi, sebelum dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta 

Selatan, dipimpin Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara. 

Sepeninggal Hamka, pemerintah menyematkan Bintang Mahaputra Utama 

secara anumerta kepada Hamka. Sejak 2011, ia ditetapkan sebagai Pahlawan 

Nasional Indonesia. Namanya diabadikan untuk   perguruan   tinggi   Islam   di   

Jakarta   milik   Muhammadiyah, yakni Universitas Muhammadiyah Hamka. Dari 

syair berbahasa Minang ciptaan Agus Taher, Zalmon dan Tiar Ramon menyanyikan 

lagu Selamat Jalan Buya untuk mengenang wafatnya Hamka.46 Novelis Akmal 

Nasery Basral dan Haidar Musyafa masing-masing menulis novel dwilogi tentang 

kisah perjalanan Hamka. Pada 2016, Majelis Ulama Indonesia berencana 

mengangkat kisah Hamka ke dalam film. 

Hamka diakui secara luas sebagai seorang pemikir Islam Asia Tenggara. 

Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak, ketika menghadiri penganugerahan 

gelar kehormatan Honoris Causa oleh Universitas Kebangsaan Malaysia kepada 

Hamka, menyebut Hamka sebagai "kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara". 

John L. Espito dalam Oxford History of Islam menyejajarkan Hamka dengan Sir 

Muhammad Iqbal, Syed Ahmed Khan, dan Muhammad Asad. Menurut peneliti 

                                                             
46 Irfan Hamka, Ayah. (Jakarta : Republik Penerbit, 2013), 273-287. 
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sejarah Asia Tenggara modern James Robert Rush, Hamka hanyalah satu di antara 

banyak orang dalam generasinya yang dikenal sebagai politikus, ulama, dan 

pengarang. Namun, " Hamka tampak menonjol ketika di antara mereka ada yang 

lebih terpelajar, baik dalam pengetauan Barat maupun studi yang mendalam tentang 

Islam." 

Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid menulis, Hamka memiliki 

orientasi pemikiran yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan     

perubahan.47 Tokoh Nahdatul Ulama A. Syaikhu menyebut, Hamka menempatkan 

dirinya tidak hanya sekadar pimpinan Masjid Agung Al-Azhar atau organisasi 

Muhammadiyah, tetapi sebagai pemimpin umat Islam secara keseluruhan, tanpa 

memandang golongan.48 

B. Karya-karya Buya Hamka 

 

Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan 

julukan Hamka merupakan pembelajar autodidak dalam berbagai bidang ilmu 

pengetahuan seperti filsafat, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun 

barat. Hamka juga merupakan seorang wartawan, penulis editor, dan penerbit. 

Hamka juga banyak menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya lainnya 

seperti novel dan cerpen. Pada tahun 1928, Hamka menulis buku romannya yang 

pertama dalam bahsa Minang dengan judul Si Sabariah. Kemudian, ia juga menulis 

buku-buku lain, baik dalam bentuk roman, sejarah, biografi, otobiografi, sosial 
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48 Ahmad Syaikhu, "Hamka: Ulama, Pujangga, Politisi". Dalam Tamara, Natsir. Kenang-

Kenangan 70 Tahun Buya Hamka. (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), 225-232. 
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kemasyarakatan, pemikiran, pendidikan, teologi, tasawuf, tafsir dan fiqih. Karya 

Ilmiah terbesarnya adalah Tafsir al-Azhar. Diantara novel-novelnya seperti 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Ka’bah, dan Merantau 

ke Deli juga menjadi perhatian umum dan menjadi buku teks sastra di Malaysia dan 

Singapura. Beberapa penghargaan dan anugerah juga ia terima, baik peringkat 

nasional maupun internasional. 

Pada tahun 1959, Hamka mendapat anugerah gelar Doktor Honoris Causa 

dari Universitas al-Azhar, Kairo atas jasa-jasanya dalam penyiaran agama 

Islamdengan menggunakan bahasa Melayu. Kemudian pada tahun 1974, ia 

kembali memperoleh kehormatan dari Universitas Nasional Malaysia pada bidang 

kesusasteraan, serta gelar Profesor dari Universitas Prof. Dr. Moestopo. 49 

Adapun karya-karya dari Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah 

sebagai berikut: 

1. Khatibul Ummah, jilid 1-3 ditulis dalam huruf Arab. 

 

2. Si Sabariah (1928). 

 

3. Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq, 1929). 

 

4. Adat Minangkabau dan agama Islam (1929). 

 

5. Ringkasan Tarikh Ummat Islam (1929). 

 

6. Kepentingan Melalukan Tabligh (1929). 

 

7. Hikmat Isra’ dan Mikraj. 

 

8. Akranul Islam (1932). 
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9. Laila Majnun ( 1932) . 

 

10. Majallah Tentera (4 nomor, 1932). 

 

11. Majallah Al-Mahdi (9 nomor, 1932). 

 

12. Mati Mengandung Malu (1934). 

 

13. Di Bawah Lindungan Ka‟bah (1936). 

 

14. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937). 

 

15. Di Dalam Lembah Kehidupan (1939). 

 

16. Merantau ke Deli (1940). 

 

17. Margaretta Gauthier (1940). 

 

18. Tuan Direktur (1939). 

 

19. Dijemput Mamaknya (1939). 

 

20. Keadilan Ilahy (1939). 

 

21. Tasawuf Modern (1939). 

 

22. Falsafah hidup (1939). 

 

23. Lembaga Hidup (1940). 

 

24. Lembaga Budi (1940). 

 

25. Majallah Semangat Islam (1943). 

 

26. Majallah Menara (1946). 

 

27. Negara Islam (1946). 

 

28. Islam dan Demokrasi (1946). 

 

29. Revolusi Pikiran (1946). 

 

30. Revolusi Agama (1946). 

 

31. Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi (1946). 



 

 
 

 

32. Dibantingkan Ombak Masyarakat (1946). 

 

33. Didalam Lembah Cita-cita (1946). 

 

34. Sesudah Naskah Renville (1947). 

 

35. Pidato Pembelaan Tiga Belas Maret (1947). 

 

36. Menunggu Beduk Berbunyi (1949). 

 

37. Ayahku (1950). 

 

38. Mandi Cahay di Tanah Suci (1950). 

 

39. Menegmbara di Lembah Nyl (1950). 

 

40. Di Tepi Sungai Dajlah (1950). 

 

41. Kenang-kenangan Hidup 1, Autobiografi (1908-1950). 

 

42. Kenang-kenangan Hidup 2. 

 

43. Kenang-kenangan Hidup 3. 

 

44. Kenang-kenangan Hidup 4. 

 

45. Sejarah Ummat Islam Jilid I, (1939-1950). 

 

46. Sejarah Ummat Islam Jilid II. 

 

47. Sejarah Ummat Islam Jilid III. 

 

48. Sejarah Ummat Islam Jilid IV. 

 

49. Pedoman Mubaligh Islam, Cetakan I 1937, cetakan, 1950. 

 

50. Pribadi (1950). 

 

51. Agam dan Perempuan (1939). 

 

52. Muhammadiyah Melalui 3 Zaman (1946). 

 

53. 1001 Soal Hidup (1950). 

 



 

 
 

54. Pelajaran Agama Islam (1956). 

 

55. Perkembangan Tasawuf dari abad ke abad (1952) 

 

56. Empat Bulan di Amerika Jilid I (1953). 

 

57. Empat Bulan di Amerika Jilid II. 

 

58. Pengaruh Ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (1958). 

 

59. Soal Jawab (1960). 

 

60. Dari Perbendaharaan Lama (1963). 

 

61. Lembaga Hikmat (1953). 

 

62. Islam dan Kebatinan (1972). 

 

63. Fakta dan Khayal Tuanku Rao (1970). 

 

64. Sayid Jamaluddin Al-Afghani (1965). 

 

65. Ekspansi Ideologi (1963). 

 

66. Hak Asasi Manusia dipandang dari segi Islam (1968). 

 

67. Falasafah Ideologi Islam (1950). 

 

68. Keadilan Sosial dalam Islam (1950). 

 

69. Cita-cita Kenegaraan dalam Islam (1970). 

 

70. Studi Islam (1973). 

 

71. Himpunan Khutbah-khutbah. 

 

72. Urat Tenggang Pancasila. 

 

73. Doa-doa Rasulullah S.A.W (1974). 

 

74. Sejarah Islam di Sumatera. 

 

75. Bohong di Dunia. 

 

76. Muhammadiyah di Minangkabau (1975). 



 

 
 

 

77. Pandangan Hidup Muslim (1960). 

 

78. Kedudukan Perempuan dalam Islam (1973) 

 

79. Tafsir Al-Azhar. Juz 1-30.50 
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BAB III 

SIKAP ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH TERHADAP FATWA 

YANG DIKELUARKAN PADA SAAT MENJABAT  MUI TAHUN 1981 M. 

A. Sejarah dan Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Kemajuan dalam bidang iptek dan tuntutan pembangunan yang telah 

menyentuh seluruh aspek kehidupan , di samping membawa berbagai kemudahan 

dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan- persoalan baru. 

Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan 

tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.51 

Kaum muslimin meyakini bahwa Islam merupakan agama yang mampu 

mengatur kehidupan umat manusia secara sempurna dalam semua segi kehidupan. 

Walaupun agama ini sudah melalui sejarah yang panjang, sejak mulai diturunkan 

Allah kepada Nabi Muhammad lebih 14 abad yang lalu, hal ini tidaklah menjadikan 

Islam kaku dalam menghadapi sejarah yang di laluinya, melainkan sebaliknya, 

mengakibatkan Islam semakin dewasa untuk beraplikasi di tengah-tengah 

kehidupan umat manusia.52 

Dalam kegiatan kenegaraan, khususnya sesudah kemerdekaan, pemerintah 

melihat bahwa umat Islam sebagai kelompok mayoritas di negara ini, memiliki 

potensi yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah menilai bahwa suatu program, 

apalagi yang berkaitan dengan agama, hanya bisa sukses disokong oleh agama, atau 

sekurang-kurang ulama tidak menghalanginya. Ini berarti bahwa kerja sama dengan 
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ulama sangat perlu dijalin oleh pemerintah. Untuk maksud tersebut, di zaman 

Soekarno telah didirikan Majelis Ulama yang kemudian disusul dengan lahirnya 

berbagai Majelis Ulama Daerah. Namun, wujud dari Majelis Ulama yang ada di 

berbagai daerah itu belum mempunyai pegangan dan cara kerja yang seragam, 

sampai akhirnya atas prakarsa pemerintah Orde Baru diadakanlah suatu 

Musyawarah Nasional Ulama yang terdiri atas utusan wakil-wakil ulama propinsi 

se-Indonesia di Jakarta dari tanggal 21 sampai 28 Juli 1975. Musyawarah inilah 

yang berhasil secara bulat menyepakati berdirinya Majelis Ulama Indonesia 

(MUI).53 

Selama rentang waktu 40 tahun sejak lahirnya MUI pada tahun 1975, MUI 

sebagai lembaga penghimpun para ulama merupakan penerus tugas- tugas para Nabi 

(Warasatul Anbiya) dan concern terhadap kesejahteraan rohani umat, tentunya telah 

banyak menghasilkan produk berwujud fatwa-fatwa yang membahas berbagai 

dimensi kehidupan masyarakat. MUI telah menerbitkan berbagai macam fatwa 

dalam masalah ibadah, hukum, sosial, politik, politik, etika dan bahkan juga 

ekonomi. 

Fatwa-fatwa yang dihasilkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu 

adakalanya menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, ada pula yang 

memandangnya sebagai corong penguasa, dan ada pula masyarakat yang 

menilainya sebagai tidak konsisten. Munculnya respon seperti itu dari masyarakat 

sangat erat kaitannya dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap konsep 

                                                             
53 Helmi Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam, 

(Pekanbaru: SusqanPress, 1994), cet.ke-1, 9.  



 

 
 

ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) serat ciri-ciri hukum Islam yang dijadikan 

acuan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menghasilkan suatu fatwa. Oleh 

sebab itu, studi dalam bidang ini dirasa amatperlu dilakukan.54 

Sudut pandang sorotan akan peranan MUI sangat beragam mulai dari aspek 

hukum, politik, sosial budaya, maupun soal ekonomi. Keberagaman cara 

pandang dan sudut dan sudut pandang terhadap MUI semakin meneguhkan posisi 

strategis MUI dalam kehidupan beragama , berbangsa dan bernegara. Respon 

positif atas fatwa tersebut muncul dari masyarakat yang memiliki perhatian 

terhadap dinamika keberagamaan di Indonesia. 

MUI sebagai wadah silaturahmi ulama, zu’ama dan cendikiawan muslim 

Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam dalam mewujudkan 

kesatuan dan persatuan umat dalam rangka menyukseskan pembangunan serta 

ketahanan nasional Republik Indonesia. 

Kegairahan dan kerinduan akan perlunya Majelis Ulama ini mulai 

menunjukan titik-titik kelahirannya melalui usaha mengintensifkan kegiatan, di 

antaranya, di antaranya berupa daerah upaya menggairahkan kegiatan Majelis 

Ulama yang sudah ada di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri 

menginstruksikan supaya di daerah-daerah yang belum terbentuk Majelis Ulama 

supaya membentuknya secepat mungkin. Pada bulan Mei 1975, di seluruh. Daerah 

tingkat I dan sebagian Daerah Tingkat II Majelis Ulama sudah terbentuk, sedangkan 

di pusat dibentuk pula suatu Panitia Persiapan Musyawarah Nasional yang diketuai 
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oleh H. Kafrawi, MA yang bertujuan menyiapkan materi kegiatan serta tema 

musyawarah.55 

Untuk realisai selanjutnya, Menteri Agama membentuk suatu Panitia 

Musyawarah Nasional Majelis Ulama seluruh Indonesia dengan surat keputusan 

Nomor 28 tanggal 1 Juli 1975 yang diketuai oleh H. Soedirman, dengan team 

Penasehat yang terdiri atas Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghazali, dan KH.Abdullah 

Syafi‟i. Dalam keputusan tersebut ditetapkan pula bahwa musyawarah itu akan 

berlangsung pada tanggal 21 sampai 27 Juli 1975 di Convention Hall Senayan 

Jakarta.56 

Realisasi Musyawarah Nasional Majelis Ulama se-Indonesia, sesuai dengan 

jadwal yang direncanakan, dibuka oleh Pesiden Soeharto pada hari Senin tanggal 21 

Juli 1975 bertepatan dengan 13 Rajab 1395 H, di Istana Negara Jakarta. 

Musyawarah Nasional ini dalam sejarah MUI dikenal dengan (Munas) I, yang diikuti 

oleh 200 orang peserta.57 Pada tanggal 17 Rajab 1395 beretepatan dengan tanggal 

26 Juli 1975 disetujui dan ditandatangani Piagam berdirinya. Majelis Ulama oleh 

53 orang ulama terkemuka serat disusun pula pengurusnya untuk peiode 1975-1980 

dengan Ketua Umumnya Prof. Dr. Hamka. Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah 

yang penting bagi umat Islam Indonesia. 

Ada dua alasan mengapa Hamka menerima baik kedudukan sebagai Ketua 

Umum MUI. Pertama, Hamka berkata bahwa untuk menghadapi Ideologi Komunis 
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di Indonesia, orang harus menggunakan Ideologi yang lebih kuat yakni Islam. 

Untuk mencapai hal itu, kaum muslimin seharusnya dapat bekerja sama dengan 

pemerintah Soeharto, yang juga bersikap antikomunis. Alasan kedua bersifat lebih 

taktis lagi. Ia berkata bahwa pemerintah telah senantiasa bersikap tidak percaya 

terhadap kaum muslimin, betapapun luhur maksud kaum muslimin. Pada waktu 

yang bersamaan setiap usaha pihak pemerintah demi perbaikan nasib rakyat, yang 

sebagian besar beragama Islam, telah dianggap oleh kaum muslimin sebagai 

Sekuler dan palsu. Hamka berpendapat bahwa dengan pembentukan MUI keadaan 

demikian akan dapat diperbaiki. Sebagaimana diduga semula, tidak semua orang 

Islam dapat menyetujui dalil yang diajukan Hamka. Pada tanggal 26 Juli 1975 

sejumlah pemuda Islam mendatangi tempat kediaman Hamka dan menuntut agar ia 

menolak pengangkatanya, tetapi dia sudah menetukan sikap dan pendiriannya.58 

Keterlibatan pemerintah dalam pembentukan MUI tidak saja hanya pada 

dorongan semangat dan pemberian kemudahan-kemudahan, tetapi juga sampai 

pemberian pengarahan-pengarahan kepada Konferensi. Sejumlah pejabat tinggi 

negara memberikan ceramah mengenai beberapa masalah. Presiden Soeharto 

mengucapkan pidato pembukaan, ketua MPR/DPR memberikan pidato tentang 

peranan ulama selaku pemimpin masyarakat dalam kehidupan Konstitusional 

Indonesia, Menteri Agama mengenai peranan para ulama selaku penggerak 

pembangunan nasional dan daerah, Menteri Pertahanan mengenai ulama dan 

ketahanan nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pendidikan di 

Indonesia, Menteri Penerangan mengenai peranan penerangan dan komunikasi 
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dalam menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, ketua 

BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). mengenai Rencana 

Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) kedua yang meliputi kurun waktu 1974-

1979, wakil ketua BAKIN tentang dunia Islam dan Timur Tengah, dan K.H Syukri 

Ghozali tentang Anggaran Dasar dan program yang diusulkan bagi MUI. 

Dua pertanyaan penting timbul dari keterangan menurut urutan peristiwa 

pembentukan MUI. Pertama, mengapa pemerintah Soeharto demikian bergairah 

agar Indonesia membentuk Majelis Ulama Indonesia dan apakah latar belakang 

politik yang telah membangkitkan keinginan yang sedemikian kuat? 

Kedua, kendatipun gagasan pembentukan Majelis Ulama Indonesia telah 

dicetuskan pemerintah sejak permulaan tahun 1970, mengapa hal itu baru tahun 

1975 diterima baik oleh kaum ulama? Mengapa pemerintah memerlukan waktu 

sekian lama untuk meyakinkan kaum ulama mengenai pembentukan MUI dan 

bagaimanakah suasana sosial-politik yang menyelubungi keterlambatan itu? Untuk 

menjawap semua pertanyaan tersebut, orang harus melihat pada peristiwa-peristiwa 

politik nasional penting, yang agaknya telah memberikan pengaruh pada masalah 

pembentukan MUI pada waktu itu. Peristiwa-peristiwa itu telah ditelaah panjang 

lebar di tempat dan dalam hubungan dengan hal-hal lain, tetapi di sini hal itu hanya 

akan ditinjau dalam kaitannya dengan keadaan pikiran kaum muslimin mengenai 

masalah pembentukan MUI. 

Penjelasan pertama harus dicari pada keadaan dan iklim politik pada waktu 

itu. Segera sesudah Soeharto berhasil memperkukuh kekuasaanya. Pemilihan 

Umum dijanjikan akan diadakan pada tahun 1967, meskipun berhubungan dengan 



 

 
 

beberapa alasan Pemilihan Umum tahun 1971 adalah baru yang kedua kalinya 

setelah Indonesia merdeka, yang pertama kali, pemerintah Orde Baru di bawah 

kepemimpinan Jendral Soeharto tidak banyak memberikan penghargaan terhadap 

sebagian pertai-partai politik dan kaum politisnya yang telah menduduki tempat 

terkemuka pada zaman Soekarno. 

Pemerintah Orde Baru menganggap partai-partai politik telah ikut andil 

dalam melahirkan kekacauan yang mencapai puncaknya dengan terjadinya usaha 

Komunis menggulingkan pemerintahan pada akhir bulan September 1965. Dengan 

berpegang pada cita-cita untuk menata kembali sistem partai-partai politik, 

pemerintahan Orde Baru lebih condong kepada Konfederasi golongan- golongan 

karya sebagai mimbar dan panggung politik dari pada memihak kepada partai-

partai yang sudah ada. Konfederasi ini disebut dengan Sekretariat Bersama 

Golongan Karya (Sekber Golkar), yang kemudian disederhanakan menjadi Golkar. 

Sekretariat itu telah dibentuk oleh pihak tentara pada tahun 1964, mula-mula untuk 

menggabungkan organisai-organisasi antikomunis. Sebagian dari organisasi-

organisasi angggota itu sudah mempunyai wakil dalam Parlemen, tetapi jumlah 

mereka merupakan minoritas dan tidak pernah dibantu dan dipersatukan seperti di 

zaman Soeharto. 

Pada pemilihan umum 1971 pemerintah orde baru menegaskan bahwa 

Golkar bukanlah partai politik, meskipun ikut serta dalam pemilihan umum. 

Pemerintah menginsyafi bahwa Golkar mempunyai maksud untuk tujuan bahwa ia 

lebih suka menyokong program-program pembangunan nasional dari pada 

kepentingan-kepentingan golongan dari partai-partai politik yang berdasarkan 



 

 
 

ideologi.   Pemerintah   Soeharto   berpegang   teguh   pada   keyakinan   bahwa 

pertikaian ideologi dipartai politik adalah penyebab terjadinya kekacauan politik 

tahun 1965. 

Oleh karna itu pemintaan kaum musimin untuk merehabilitasi Masyumi, 

partai Islam terbesar yang berhaluan modern, yang dibubarkan Soekarno tahun 

1960, telah tidak diluluskan karena kekhawatiran kembalinya kaum politisi tua 

partai tersebut. Sebaliknya, izin telah diberikan untuk membuat partai Islam baru, 

yang disebut Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), tetapi hanya dengan 

pimpinan kaum bekas pimpinan Masyumi golongan muda. Hal ini agaknya 

menyebabkan timbulnya kekecewaan politik pertama pihak kaum muslimin atas 

kebijakan Soekarno terhadap Islam. 

Dengan sikap demikian dipihak pemerintah itulah pemilihan umum 

diadakan pada tahun 1971. Di samping Golkar yang didukung pemerintah ada 

sembilan partai politik lainya yang ikut serta, empat diantaranya adalah partai 

Islam. Partai-partai politik Islam itu adalah Nahdatul Ulama (NU), Partai Serikat 

Islam Indonesia (PSSI), Partai Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan Parmusi yang baru 

saja berdiri. Kecuali Parmusi, partai-partai Islam lainya itu telah mengikuti 

pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955. Sebagaimana tampak pada 

umumnya, kebanyakan ulama, terutama yang berhaluan Konservatif, berasal dari 

Nahdatul Ulama. Pada pemilihan umum tahun 1971 Nahdatul Ulama ternyata 

adalah partai yang paling keras mengkritik Golkar dan menempatkan dirinya 

lansung sebagai oposisi terhadap pemerintah. Mengapa NU telah menempatkan 

dirinya pada posisi demikian tidaklah jelas, tetapi partai itu selalu mencurigai para 



 

 
 

pemimpin Golkar sebagai bersikap sekuler dan tidak setia terhadap Islam. Golkar 

sendiri pada mulanya merasa kurang pasti (pesimistis) akan mecapai kemenangan 

dalam pemilihan umum tahun 1971, tetapi kemudian ternyata memperoleh 65% 

dari 360 suara yang diperebutkan di Parlemen, sedangkan keempat partai politik 

Islam secara bersama-sama hanya mendapat 26 % suara (94 kursi). Sebagaimana 

telah diterangkan di atas, jika dibandingkan dengan hasil pemilihan umum tahun 

1955, dimana gabungan partai-partai politik Islam telah memenangkan 45% jumlah 

kursi yang diperebutkan, maka hasil pada tahun 1971 adalah suatu kegagalan total. 

Protes telah diajukan oleh kaum muslimin, terutama dari pihak NU, bahwa 

pemilihan umum telah dilaksanakan dengan paksaan dan ancaman Pemerintah, 

sehingga pemilih tidak punya pilihan lain selain memilih Golkar yang didukung 

Pemerintah; protes dan keluhan tersebut telah tidak ditanggapi oleh Pemerintah. 

Pada waktu kemunduran politik itulah timbul gagasan untuk membentuk 

MUI yang diajukan oleh pihak Pemerintah. Dengan sendirinya pihak muslimin 

cendrung menolak gagasan semacam itu karena khawatir bahwa itu akan 

dipergunakan Pemerintah untuk lebih membatasi (gerakan) kaum muslimin. Jika 

orang menggabungkan rasa pesimistis pihak Golkar dalam menghadapi pemilihan 

umum tahun 1971 dan kenyataan bahwa tercetusnya gagasan untuk pertama kali 

dari unsur-unsur pemerintah untuk membentuk MUI sudah terjadi pada tahun 1970, 

satu tahun sebelum dilangsungkan pemilihan umum, maka orang dapat menerka 

bahwa gagasan pembentukan MUI pada mulanya adalah bagian dari strategi 

pemerintah untuk memperoleh dukungan kaum muslimin atau untuk 

mengendalikan mengendalikan mereka.  



 

 
 

Tanda-tanda bahwa pemerintah bermaksud hendak mengendalikan kaum 

muslimin makin menjadi jelas ketika pada tahun 1973 Pemerintah mendesak agar 

keempat partai politik Islam yang ada, menghapuskan sebutan Islam dan 

menggabungkan diri dalam satu partai yang diberi nama Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP). Pada waktu yang bersamaan partai-partai bukan Islam yang 

ada (Nasionalis, Protestan, dan Katolik) juga diminta bergabung menjadi satu, 

dengan sebutan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Untuk perombakan sistem 

kepartaian politik, pada tanggal 13 juni 1975 telah disampaikan Rancangan 

Undang-Undang mengenai partai politik dan Golongan Karya oleh Pemerintah 

kepada Parlemen dan telah disetujui pada tanggal 14 agustus 1975. Tujuannya ialah 

agar pada pemilihan umum berikutnya yang dijadwalkan berlansung tahun 1977 

hanya akan ada tiga kontestan: Golkar, PPP, dan PDI. 

Jika proses perombakan politik itu perlu bagi pemerintah untuk 

mengembangkan sistem kepartaian politik yang lebih sederhana, maka hal itu 

dilihat oleh kaum muslimin sebagai hal membahayakan keberadaan Islam di negeri 

ini. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebanyakan orang Islam hubunganya 

dengan Islam itu sendiri. Dalam fatwa-fatwa yang diberikan para ulama kepada 

kaum muslimin sering dinyatakan bahwa memilih partai-partai Islam dalam 

pemilihan umum adalah wajib, suatu istilah hukum islam yang mengandung sanksi 

agama. Menjelang diadakan pemilihan umum tahun 1971 misalnya, suatu rapat 

yang dihadiri kira 700 orang ulama diadakan di Jombang, Jawa Timur, untuk 

mengeluarkan fatwa semacam itu. Kemudian, kira-kira satu tahun setelah adanya 

pengurangan “sukarela” dari jumlah partai-parai politik Islam, pemerintah 



 

 
 

mendesak pembentukan MUI. Dapat diduga semula bahwa kaum muslimin 

menaruh kecurigaan terhadap niat pemerintah itu. 

Peristiwa besar ketiga yang terjadi kira-kira dua tahun sebelum 

terbentuknya MUI adalah penyampaian pemerintah kepada Parlemen mengenai 

Rancangan Undang-Undang Perkawinan pada tanggal 31 Juli 1973. Meskipun 

keinginan untuk mengadakan undang-undang perkawinan di negeri ini sudah ada 

sejak zaman kolonial Belanda, namun kaum muslimin telah menjadi marah karena 

rancangan tersebut banyak memuat Pasal yang dianggap bertentangan dengan 

doktrin-doktrin hukum Islam mengenai perkawinan yang umumnya diterima di 

negeri ini. Meskipun adalah benar bahwa beberapa pasalnya bersifat administratif, 

namun yang lainnya menyangkut soal-soal inti. Mengenai keabsahan pernikahan 

misalnya, rancangan ini menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah hanya jika 

sudah didaftarkan oleh badan-badan pemerintah yang bersangkutan tetapi tidak 

menyebut apa pun tentang segi keagamaan dari keabsahan itu. 

Hal ini menyebabkan adanya oposisi dari pihak kaum muslimin, karena bagi 

mereka pernikahan adalah peristiwa keagamaan, yang keabsahanya tidak 

bergantung kepada pejabat-pejabat Sekuler, tetapi lebih banyak kepada hukum 

agama. Adanya peraturan untuk mengizinkan diadakannya pernikahan campuran 

antara penganut agama yang berlainan, sebagai contoh lain, telah dianggap sebagai 

tantangan langsung terhadap doktrin-doktrin Islam, yang melarang seorang wanita 

muslim untuk menikah seorang pria yang bukan Islam, dan seorang pria muslim 

hanya diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab. 

Rancangan itu juga menyatakan bahwa perceraian dan izin bagi pernikahan 



 

 
 

untuk kedua kalinya hanya akan diizinkan oleh Pegadilan: dan karena segenap 

naskah tidak ada disebut mengenai Pengadilan Agama, maka pengadilan yang 

dimaksud adalah Pengadilan Negeri Sekuler. Anak angkat juga akan diberikan 

kedudukan dan hak yang sama dengan anak kandung, bahwa anak angkat dapat 

menerima warisan. Pencantuman dalam rancangan itu tentang ketentuan mengenai 

pertunangan dan sahnya anak-anak semasa pertunangan juga telah menimbulkan 

pertentangan pada pihak Islam, karena peraturan semacam itu tidak ada dalam 

agama Islam; justru, setiap hubungan seksual diluar pernikahan dapat dihukum 

dalam hukum Islam. Yang telah menimbulkan kemarahan paling besar bagi kaum 

muslimin adalah ketentuan seorang wanita yang sudah bercerai harus menungggu 

360 hari sebelum dibolehkan menikah lagi. Peraturan ini berlawanan dengan 

„iddah, yang memberikan tiga kali waktu haid bagi seorang mutallaqah (wanita 

yang diceraikan), empat bulan dan sepuluh hari harus armalah (janda yang ditinggal 

mati suaminya), dan sampai kelahiran bayinya apabila seorang mutllaqah dan 

armalah sedang hamil. 

Pendeknya, banyak diantara peraturan-peraturan dalam rancangan tersebut 

menurut pandangan kaum muslimin adalah bukti bahwa pemerintah sedang 

berusaha untuk sama sekali hendak membuat hukum Indonesia mengenai soal 

pernikahan menjadi bersifat Sekuler dengan merugikan hukum agama (Islam). 

Usaha Sekulerisasi demikian mengingatkan kaum muslimin akan rancangan 

undang-undang tentang pernikahan yang pernah diajukan oleh pemrintah kolinial 

Belanda dan perdebatan mengenai soal hukum Islam dan hukum adat pada 



 

 
 

dasawarsa tiga puluhan.59 

Reaksi terhadap Rancangan Undang-Undang itu tidak saja dilakukan di 

parlemen oleh para anggota parlemen, tetapi juga oleh perseorangan dan organisasi-

organisasi diluar parlemen, dan bahkan oleh kaum demonstran di jalanan dengan 

seruan: “Allahu Akbar”, dan mengutuk rancangan itu sebagai buatan kaum Sekuler. 

Malahan telah menjadi keributan dalam gedung parlemen. Pada tanggal 27 

September 1973 ratusan mahasiswa muslim menghadiri sidang terbuka parlemen 

ketika sedang membicarkan rancangan itu dengan para wakil pemerintah. 

Pada mulanya tidak ada dugaan akan adanya masalah dari pihak mahasiswa 

tersebut, karena mereka duduk secara baik-baik dibalkon memperhatiakan jalannya 

sidang umum itu. Akan tetapi, ketika Menteri Agama ketika itu, Mukti Ali, berdiri 

di mimbar menjelaskan pendirian pemerintah mengenai rancangan itu, para 

mahasiswa mulai berteriak-teriak. Oleh karena pihak keamanan dalam gedung 

parlemen tidak mampu menguasai keadaan, maka sidang harus terpaksa ditunda 

sewaktu Muktar Ali tengah memberikan penjelasan pemerintah. Tidak lama 

kemudian para mahasiswa turun dari balkon ke ruangan sidang dan melompat 

keatas meje-meja para anggota parlemen, bahkan seorang mahasiswa naik ke atas 

mimbar dan mengucapkan pidato singkat. Pada saat itu anggota parlemen yang 

menghadiri sidang telah meninggalkan ruangan. Meskipun akhirnya para 

mahasiswa dapat dihalau sesudah lebih banyak penjaga keamanan memasuki 

ruangan dan telah dilakukan beberapa penahanan, sedikit peristiwa tersebut telah 
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menunjukan betapa hebatnya pertentangan kaum muskimin terhadap rancangan 

itu.60 

Pemerintah rupanya menginsyafi betapa bahayanya jika membiarkan 

masalah ini menjadi berlarut-larut; karena itu, sesudah dua orang pemuka Nahdatul 

Ulama, K.H Bisari Sansuri dan K.H Masykur, datang menghadap presiden 

Soeharto, pemerintah memperlunak pendirianya dan menunjukan kesediaannya 

untuk mempertimbangkan perubahan-perubahan yang diajukan kaum muslimin. 

Rancangan asli yang terdiri atas 73 pasal telah dikurangi menjadi 66 pasal, dan 

isinya diuabah agar sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perkara 

pernikahan, termasuk penyebutan secara jelas tentang Pengadilan Agama dan 

peranannya dalam melaksanakan undang-undang itu. Memang benar, akhirnya 

undang-undang itu disetujui pada tahun 1974 yang memuaskan pihak Islam, tetapi 

kewaspadaan tetap ada bahwa dengan jalan apapun pemerintah akan senantiasa 

berusaha untuk membatasi penerapan prinsip-prinsip hukum-hukum dinegeri ini. 

Pada masa bergolaknya perasaan demikian itulah gagasan pembentukan MUI 

dicetuskan oleh Pemerintah. Sudah dapat diperkirakan semula bahwa kaum 

muslimin menjadi curiga bahwa gerakan serupa itu telah direncanakan pemerintah 

untuk membatasi Islam lebih jauh. 

Sebagai ikhtiar, paling sedikitnya tiga kali telah terjadi peristiwa politik 

penting di dalam negeri sebelum terbentuknya MUI: pemilihan umum tahun 1971 

dengan lahirnya Golkar yang bersifat Sekuler dan kemunduran peranan partai-

partai politik Islam, pengurangan jumlah partai-partai politik Islam menjadi satu 
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tanpa menyandang sebutan Islam lagi, dan diajukanya rancangan undang-undang 

perkawinan yang semula bersifat Sekuler. Para ulama melihat hal-hal itu sebagai 

tanda-tanda pendirian dasar pemerintah terhadap politik Islam; dengan diliputi 

suasana demikian itulah maka para ulama merasa enggan untuk menyetujui usul 

pemerintah untuk membentuk MUI. Pembentukan MUI oleh kaum muslimin 

dipandang sebagai “pengebirian” kaum ulama. Hamka, ketua umum MUI terpilih 

pertama, mula-mula juga enggan untuk menerima baik tentang pengangkatanya itu 

bahkan untuk mengakui pembentukan MUI. 

Dalam kaitan politik demikian itulah yang menyebabkan pemerintah 

memerlukan waktu kira-kira lima tahun untuk meyakinkan para ulama mengenai 

kemauan baiknya dalam pembentukan MUI. Hubungan antara pemerintah dan 

kaum ulama adalah demikian, sehingga setiap gerakan dari satu pihak dapat 

menimbulkan kecurigaan pada pihak lainnya. 

Mukhti Ali, Menteri Agama (1971-1978) secara tepat menyatakan, pada 

waktu peresmian para anggota pimpinan Dewan MUI yang pertama pada tanggal 

27 Juli 1975, “hari ini adalah hari terbentuknya Majelis Ulama Indonesia, pada hari 

ini, di tempat ini, kita kubur untuk selamanya perpecahan antara kaum muslimin; 

dan pada hari ini, di tempat ini juga, kita kubur rasa tidak saling percaya dan saling 

curiga antara kaum ulama dan pemerintah”, meskipun kesungguhan pernyataan 

Mukhti Ali tentang penguburan rasa saling tidak percaya masih harus dibuktikan 

kenyataanya, di tingkat formal keadaan seharusnya demikian. 

 



 

 
 

B. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Adapun visi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah : 

“Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan 

yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui 

aktualisasi potensi ulama, zu’ama, aghniya dan cendikiawan muslim untuk 

kejayaan Islam dan umat Islam (izzu al-Islam Wa al-Muslimin) guna 

perwujudannya.” Dengan demikian posisi Majelis Ulama Indonesia adalah 

berfungsi sebagai Dewan Pertimbangan Syariat Nasional, guna mewujudkan Islam 

yang penuh rahmat (rahmat li al-„alamin) di tengah kehidupan umat manusia dan 

masyarakat Indonesia.61 

Sementara misi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah : 

“Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga 

mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk 

aqidah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan 

akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang khair al-ummah.” 

C. Tugas dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Dilihat dari latar belakang sejarahnya, pendirian MUI merupakan hasil dari 

proses panjang dari tarik menarik antara hubungan agama dan negara yang 

direpresentasikan oleh kelompok ulama dan kelompok sekular nasionalis, juga 

adanya kepentingan pemeritah kepada umat Islam.62 Salah satu tugasnya, MUI 

diharapkan melaksankan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik 
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kepada Pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan persoalan 

yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi 

bangsa umumnya.63 

Sehubungan dengan berbagai amanat baik dari kepala negara ataupun 

sejumlah menteri serta pemikiran dan saran dari peserta musyawarah maka Munas 

I MUI telah telah merumuskan dalam pasal 4 pedoman pokoknya yang 

menyebutkan bahwa MUI berfungsi:64 

1. Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan 

kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai 

amal ma‟ruf nahi munka, dalam usaha meningkatkan ketahanan 

nasional. 

2.  Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar 

umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. 

3. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama. 

4. Penghubung ulama dan umara (pemerintah) serta jadi penerjemah 

timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan 

pembangunan nasional. 

5. Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional. 
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Untuk mencapai tujuannya, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan usaha-

usaha:65 

1. Memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam dalam 

mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi 

oleh Allah Swt. 

2. Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan 

kemasyarakat kepada pemerintah dan masyarakat. 

3. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan 

kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan kesatuan dan 

persatuan bangsa. 

4. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan 

penterjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna 

mensukseskan pembangunan nasional. 

5. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara berbagai organisasi, 

lembaga Islam, dan cendikiawan muslim. 

6. Mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat 

beragama 

7. Usaha lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi. 

 

Dari sinilah MUI mulai melangkah sedikit demi sedikit ke arah perumusan 

kegiatan dan membuat program kerja, yang baru mulai terumuskan pada Munas II 
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tahun 1980. 

Hasil Munas II, terutama tentang program kerja, gunanya adalah untuk 

mengarahkan, meningkatan, dan mengembangkan kegiatan. Dirumuskan bahwa 

program itu bertujuan untuk:66 

1. Memantapkan, meningkatkan, dan mendayagunakan Majelis Ulama 

Indonesia sebagai organisasi para ulama. 

2. Memantapkan dan meningkatkan kesadaran hidup beragama di 

kalangan umat/masyarakat dalam tatanan masyarakat sosial religius 

dalam wadah negara RI yang berfalsafah Pancasila. 

3. Memantapkan dan meningkatkan kesadaran bernegara untuk 

menggalang kesatuan dan persatuan bangsa. 

4. Memantapkan dan meningkatkan peranan ulama dan partisipasi umat 

Islam dalam menyukseskan pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, untuk mewujudkan stabilitas 

nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945 serta diridhoi Allah SWT. 

Ketika Munas III yang berlangsung dari tanggal 19 Juli 1985 di Jakarta, 

MUI menghasilkan pula program kerja untuk periode 1985-1990, dengan sasaran:67 

1. Melakukan peningkatan serta pendalaman beragama dalam arti agar 

umat Islam mampu meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan 
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pengalaman ajaran Islam, sehingga terwujud suatu masyarakat yang 

benar-benar takwa kepada Allah Swt. 

2. Dalam mencapai sasaran tersebut, selayaknya para ulama, zu‟ama, 

cendekiawan muslim, dan umat Islam pada umumnya secara lebih sadar 

meningkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan nasional, 

karena tujuan pembangunan seperti tercantum dalam Garis-garis Besar 

Haluan Negara (1983) adalah serasi dengan kepentingan umat Islam. 

3. Dalam rangka mempersiapkan hari depan yang lebih baik, menginsafi 

banyaknya tantangan hidup sebagai akibat sampingan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta menyadari akan kemungkinan 

timbulnya faham-faham yang membawa pengaruh tidak 

menguntungkan bagi umat Islam Indonesia, maka Majelis Ulama 

Indonesia memandang perlu untuk menyiapkan generasi muda Islam 

dalam menyongsong hari depan dengan iman dan amalnya 

melaksanakan pembangunan nasional yang mempunyai dimensi 

keterikatan antara kesejahteraan duniawi dan ukhrowi dalam 

menyongsong lepas landas pembangunan nasional. 

4. Meningkatkan usaha-usaha bimbingan kepada umat Islam Indonesia 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabatnya 

dengan memberantas kebodohan, keterbelakangan, dan 

perbuatanperbuatan maksiat yang dapat merusak tata kehidupan 

beragama dan moral bangsa, seperti penyalahgunaan narkotika, 

minuman keras, pornoisme, sadisme, dan perjudian dalam segala 



 

 
 

bentuknya 

Adapun Program Kerja MUI periode 1990-1995 dihasilkan pada Munas IV 

yang berlangsung dari tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta yang garis besarnya 

terdiri atas pengantar, dasar pemikiran, program fungsional, program dimaksud 

sebagai kerangka acuan pelaksanaan fungsi MUI pada periode 1990- 1995 yang 

didasarkan atas evaluasi dan kelanjutan program periode sebelumnya serta 

pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan peranan MUI pada masa kini dan 

masa-masa mendatang.68 

Tugas MUI adalah memberikan nasihat dan fatwa, dan tidak diperbolehkan 

terlibat dalam program praktis seperti menyelenggarakan madrasah, masjid, atau 

rumah sakit karena kegiatan tersebut diperuntukkan bagi organisasi Islam lain. 

Presiden Soeharto sendiri menyarankan pembatasan ini pada pidato pembukaan 

konferensi Nasional Pertama para ulama pada tanggal 21 Juli 1975. MUI juga 

diharapkan untuk menggalakkan persatuan di antara umat Islam dan bertindak 

sebagai penengah antara pemerintah dan kaum ulama. Selain itu, tugas MUI juga 

mencakup memberikan nasihat kepada pemerintah dan umat Islam tentang 

persoalan keagamaan dan masalah yang dihadapi oleh bangsa. 

 
D. Komisi Fatwa   

 

Komisi yang berperan dalam maslah-masalah ibadah dan mu`amalah adalah 

komisi fatwa, keberadaan komisi ini dinilai sangat penting, karena tugas tugas yang 

diemban oleh komisi fatwa ini tidaklah mudah, atau bisa dikatakan sangat sulit, 

karena dalam memfatwakan suatu persoalan hukum islam tanggung jawabnya 
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bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah SWT. 

Tujuan dan arah dibentuknya komisi fatwa adalah untuk menelaah dan 

membahas suatu persoalan yang diajukan oleh seseorang atau kelompok orang 

untuk dicari pembenarannya menurut hukum pandangan Islam apakah persoalan itu 

sesuai ataukah berlainan dengan hukum Islam. 

Adapun mekanisme kerja komisi fatwa sebagaimana yang tercantum dalam 

pendahuluan kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1997 mengenai 

mekanisme kerja fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U- 634/MUI/1997. 

Dijelaskan pada bagian pertama tentang penyelesaian masalah point (A) nomor 1 

sampai 5 bahwa, dalam menyelesaikan masalah yang berisi fatwa, baik dari 

pemerintah maupun dari umat Islam, komisi fatwa menyeleksi terlebih dahulu 

masalah yang berisi permintaan fatwa, yang dilakukan oleh tim khusus untuk 

diidentifikasi, apakah masalah tersebut termasuk masalah yang layak untuk dibawa 

kedalam rapat komisi fatwa, masalah-masalah yang dikembalikan ke MUI daerah 

tingkat 1, masalah-masalah yang cukup diberi jawaban oleh tim khusus atau 

masalah tersebut tidak perlu diberi jawaban. Tim khusus disini terdiri ketua, 

sekretaris dan anggota yang berasal dari unsur pengurus harian dan pengurus komisi 

fatwa MUI. Untuk masalah yang layak dibawa kedalam rapat komisi fatwa 

dilaporkan kepada ketua komisi fatwa untuk ditetapkan waktu pembahasannya 

sesuai dengan hasil seleksi dari tim khusus, setelah mendapat kepastian waktu, 

masalah tersebut dilaporkan kepada sekretariat MUI untuk dibuatkan undangan 

rapat. Sedangkan untuk masalah yang dikembalikan kepada MUI daerah tingkat 1 



 

 
 

dilaporkan kepada sektretariat MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya.69 

Persidangan-persidangan yang diadakan menurut keperluan atau apabila 

MUI telah diminta pendapatnya oleh umum atau permintaan mengenai soal-soal 

tertentu dalam hukum Islam.70 Selain itu, MUI juga memiliki sebuah komisi fatwa 

yang bertugas memberikan pendapat hukum Islam terkait isu-isu kontemporer yang 

dihadapi oleh masyarakat. Komisi fatwa ini terdiri dari para ulama dan 

cendekiawan Muslim yang ahli dalam bidang hukum Islam. Persidangan-

persidangan yang diadakan oleh komisi fatwa biasanya dilakukan menurut 

keperluan atau jika MUI telah diminta pendapatnya oleh masyarakat atau 

pemerintah, terkait soal-soal tertentu dalam hukum Islam. 

Dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI, mengenai prosedur 

rapatdijelaskan bahwa dalam mengadakan rapat harus dihadiri oleh anggota komisi 

yang jumlahnya dianggp cukup memadai oleh pimpinan rapat, dimana yang 

dimaksud dengan anggota komisi adalah komisi fatwa berdasarkan penetapan 

dewan pimpinan. Untuk hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Rapat dipimpin oleh ketua dan 

wakilmketua wakil ketua komisi atas persetujuannya ketua komisi didampingi oleh 

sekretaris komisi, jika ketua dan wakil ketua komisi berhalangan hadir, rapat 

dipimpin oleh salah seorang anggota komisi yang disetujui. Selama rapat 

berlansung sekretaris atau wakil sekretaris komisi mencatat usulan, sa ran, dan 

pendapat anggota komisi untuk dijadikan risalahrapat dan bahan keputusan fatwa 
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komisi. Rapat keputusan ditetapkan setelah melakukan pembahasan secara 

mendalam dan komperhensip serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang 

berkembang, setelah keputusan fatwa diputuskan diputuskan dalam keputusan 

komisi lalu dilaporkan kepada dewan pimpinan lalu agar dapat adap 

dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.71 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) seringkali mengeluarkan fatwa untuk 

menentukan pendirian akhir terkait persoalan agama. Fatwa ini memiliki peran 

yang sekuler karena bertujuan mempersatukan pendapat kaum muslimin dan 

memberikan nasehat kepada pemerintah tentang peraturan hukum agama. Fatwa-

fatwa ini disusun dan dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI, yang diberi tugas 

untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa terkait persoalan hukum Islam yang 

dihadapi masyarakat. Setiap lima tahun, anggota komisi diperbarui melalui 

penunjukan baru dan ketua Komisi Fatwa otomatis bertindak sebagai salah satu 

wakil ketua MUI. Fatwa-fatwa ini dikeluarkan melalui sidang-sidang Komisi 

Fatwa yang dihadiri oleh para undangan, termasuk ulama bebas dan ilmuwan 

sekuler yang memiliki hubungan dengan masalah yang dibicarakan. Fatwa-fatwa 

itu sendiri berupa pernyataan dan diumumkan oleh Komisi Fatwa atau MUI. 

Biasanya, fatwa tersebut berisi dalil-dalil, seperti ayat Alquran, hadis-hadis yang 

relevan, kutipan naskah fiqh dalam bahasa Arab, dan dalil-dalil menurut akal 

(rasional). Pada bagian akhir fatwa, terdapat tanggal dikeluarkannya fatwa, nama-

nama ketua dan anggota komisi beserta tanda tangan mereka, dan nama-nama 
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undangan yang menghadiri sidang. Fatwa juga dapat dikeluarkan melalui 

konferensi ulama tahunan yang diselenggarakan oleh MUI, di mana persoalan-

persoalan yang memerlukan fatwa didiskusikan dan kemudian disetujui serta 

dilengkapi dengan dalil-dalilnya sebelum didaftarkan kepada Komisi Fatwa untuk 

diumumkan. 

Fatwa adalah hukum syara' yang diperoleh melalui ijtihad dan disampaikan 

oleh mufti kepada umat setelah menerima pertanyaan. Sedangkan putusan hakim 

disampaikan melalui proses persidangan setelah perkaranya disampaikan oleh 

umat. Meskipun keduanya hasil dari ijtihad, perbedaan utama antara fatwa dan 

putusan hakim adalah bahwa putusan hakim bersifat mengikat dan harus dipatuhi, 

sementara fatwa bersifat informatif tentang ketentuan Allah yang menuntut bagi 

orang Islam untuk melaksanakan atau hanya sekedar kebolehan. Sebagai hasilnya, 

kekuatan hukum fatwa tidak mengikat dan tidak mempunyai sanksi resmi bagi 

orang yang tidak menjalankannya. Ini menjadi salah satu karakteristik atau ciri 

khas dari fatwa. Ulama dalam bentuk fatwa tidak mengikat karena orang awam 

pergi ke ulama untuk bertanya hukum dan ulama tersebut hanya memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut. Tidak menjadi tanggung jawab ulama untuk 

memaksa orang untuk menerima dan melaksanakan fatwa tersebut. 

E. Fatwa-Fatwa MUI Yang Dikeluarkan Pada masa Kepemimpinan Buya 

Hamka dan Sikap serta Polemik Terhadap Fatwa Yang di 

Keluarkannya Pada Saat Menjabat Sebagai Ketua MUI 1975-1981 M. 

Pengangkatan Hamka sebagai Ketua Umum MUI pada saat itu mendapat 

protes dari beberapa pihak karena khawatir bahwa MUI hanya akan menjadi alat 



 

 
 

penguasa. Namun, Hamka memberikan dua alasan mengapa bekerja sama dengan 

pemerintah untuk menghancurkan komunis adalah suatu keharusan: pertama, 

pemerintahan Soeharto anti-komunis dan kedua, hanya ideologi yang lebih kuat 

seperti Islam yang dapat mengalahkan komunis. 

Meskipun demikian, pertanyaan muncul mengapa pemerintah memilih 

Hamka, seorang ulama tegas dan eks Masyumi. Namun, Pemerintah ingin 

lembaga yang baru terbentuk memiliki kredibilitas untuk melaksanakan tugas-

tugasnya dan secara politik, pemilihan Hamka merupakan upaya untuk meraih 

dukungan dari tokoh-tokoh eks Masyumi. Hamka dipilih karena ia dikenal luas 

oleh orang-orang baik dari segi kepribadian dan pemikirannya, serta tidak 

terafiliasi dengan partai politik tertentu. 

Pemerintah juga masih meragukan kepercayaannya pada ulama NU karena 

kedekatan NU dengan Orde Lama di masa lalu dan kecenderungannya yang dekat 

dengan PPP, yang merupakan saingan dari partai politik pemerintah yaitu Golkar. 

Selain itu, terdapat polarisasi arah perjuangan dan dakwah kalangan Islam ke non-

politik pada saat itu. Oleh karena itu, pengangkatan Hamka sebagai Ketua Umum 

MUI dipilih sebagai opsi yang terbaik oleh pemerintah. 

Hal itu disebabkan oleh kebijakan depolitisasi yang dilakukan oleh 

pemerintah Orde Baru, yang pada akhirnya mengakibatkan kalangan Islam 

menjadi kehilangan kepercayaan diri untuk berjuang lewat politik, dan mereka 

merubah strateginya dengan berjuang melalui dunia sosial kemasyarakatan.72 
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Mereka berkeyakinan bahwa dengan menggunakan jalur dakwah sosial 

kemasyarakatan, Islamisasi masyarakat Indonesia akan dapat disempurnakan, 

sehingga dengan cara ini, Islam suatu saat nanti akan benarbenar mengatur 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, untuk sementara ini, arah 

MUI sesuai dengan strategi kebanyakan kalangan Islam. Kinerja Kepemimpinan 

Hamka Sebagai Ketua Umum MUI Kepemimpinan harus dapat mengartikan 

dengan jelas mengenai sebuah visi untuk organisasi, sehinggga para pengikutnya 

akan menerima kredibilitas pemimpin tersebut.73 

Pada masa Hamka, dilaksanakan beberapa langkah, untuk 

mengembangkan visi organisasi74, yaitu:  

1. Memperkenalkan diri kepada masyarakat tentang eksistensi, tugas dan 

fungsi Majelis Ulama Indonesia.  

2. Berkunjung ke Pimpinan Ormas dan lembaga Islam.  

3. Membuka forum ukhuwah dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti 

seminar, diskusi panel, dan lokakarya.  

4. Mengadakan berbagai kegiatan untuk menyambut abad XV Hijriyah.  

5. Memulai kontak dengan umat Islam diluar negeri dan mengikuti kegiatan 

Islam di luar negeri seperti konggres Risalatul Masjid Di Mekkah, Festifal 

kebudayaan Islam di London, kunjungan ke Jepang, mengikuti konferensi 

Islam di Kairo dan Karatsi.  
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6. Menerima tamu dari luar negeri seperti: sekjen kementerian wakaf Mesir 

(Desember 1975), Mufti Kuwait (Juni 1976), Syekh Al Azhar Kairo 

(Agustus 1976), utusan Muslim Korea (Agustus 1977), mufti Malasyia 

(Juli 1978).  

7. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas Islam di dalam negeri 

seperti Muktamar I wanita Islam (1975), Muktamar IV pemuda 

Muhammadiyah (1975), seminar Penelitian dan Pengembangan Agama 

yang diselenggarakan oleh Departemen Agama di Jakarta (1976), 

Lokakarya Penanggulangan Narkotika yang diselenggarakan Bakolak 

Inpres (1977), lokakarya pondok pesantren (1978).  

Buya Hamka fokus pada pengembangan organisasi MUI agar dikenal dan 

diterima oleh masyarakat Islam di dalam dan luar negeri. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, Buya Hamka melakukan kegiatan pengenalan visi, misi, fungsi, dan 

tugas MUI melalui menyelenggarakan kegiatan, menggundang elemen dan ormas 

Islam, serta menjelaskan fungsi dan tugas MUI yang selalu dikaitkan dengan 

fungsi dan tugas ulama sebagai "pewaris para Nabi". Selain itu, Buya Hamka juga 

melakukan dialog ketika mengikuti berbagai kegiatan atau kunjungan pribadi 

untuk memperkenalkan MUI. 

Buya Hamka menyadari bahwa tugasnya sangat berat, selain berusaha agar 

MUI dikenal masyarakat, dia juga harus mencari cara agar MUI dapat diterima 

oleh masyarakat dan ormas-ormas Islam, maupun pemerintah. MUI pada awal 

pendirianya mengalami hambatan, yaitu opini negatif yang dihembuskan bahwa 

MUI merupakan lembaga kuasi pemerintah. Selain itu, MUI juga dikhawatirkan 



 

 
 

oleh ormas-ormas yang ada akan mengambil alih massa pendukung ormas 

tersebut. 

Buya Hamka berusaha untuk menyakinkan masyarakat bahwa MUI akan 

berposisi seperti kue bika, yang siap menampung aspirasi masyarakat dan 

pemerintah, dengan resiko suatu saat ditekan pemerintah ataupun masyarakat 

sendiri. Buya Hamka juga mengingatkan para ulama yang akan menjadi pengurus 

MUI bahwa yang menjadi landasan gerak adalah ketakwaan pada Allah, bukan 

memihak pada masyarakat ataupun pemerintah. Dengan demikian, Buya Hamka 

berusaha menjawab opini negatif tersebut untuk mendapatkan kepercayaan 

masyarakat dan ormas Islam, serta menjaga eksistensi MUI sebagai jembatan 

musyawarah dari ormas-ormas islam yang ada. 

MUI hendaknya menjadi pembimbing baik kepada masyarakat maupun 

pemerintah agar mereka semakin bertakwa pada Allah. Hamka berwasiat agar 

MUI tidak condong kepada pemerintah karena mereka akan membuat masyarakat 

kecewa dan meninggalkan ulama, dan ulama pun harus bijaksana dan hati-hati 

dalam mengkritik pemerintah, terutama kepada pejabat yang hanya mau 

memperalat ulama saja, kerana akan muncul opini negatif dari mereka yang akan 

berdampak buruk pada MUI itu sendiri. Namun, pada pekembangannya, tiga 

Ketua Umum MUI mempunyai gaya yang berbeda dalam menghadapi 

pemerintah. Memang, untuk menepis anggapan MUI itu lembaga kuasi 

pemerintah harus dibuktikan dengan langkah-langkah nyata MUI, bukan hanya 

pada masa Hamka, namun seterusnya selama MUI itu berdiri. Hamka juga 

mencoba meyakinkan ormas-ormas Islam bahwa posisi MUI bukan organisasi 



 

 
 

massa yang dalam pelaksanaannya tidak operasional seperti ormas yang 

mendirikan mesjid, sekolah, rumah sakit, dan memiliki banyak pengikut. Dengan 

demikian, tidak ada upaya sama sekali dari MUI untuk merebut pengaruh dan 

pengikut dari ormas yang ada. MUI hanyalah lembaga musyawarah yang berusaha 

mempersatukan ormas-orams yang ada. Mengenai fatwa-fatwa yang dikeluarkan 

pada masa Hamka, maka kita akan membaginya ke dalam tiga kategori yaitu, 

fatwa yang berkaitan dengan ibadah, sosial kemasyarakatan dan paham 

keagamaan. Fatwa-fatwa tersebut adalah:75  

1. Ibadah  

a. Solat jumat bagi musafir  

b. Shalat dan puasa di tempat yang waktu siangnya tidak seimbang 

c. Makna mampu dalam ibadah Haji  

d. Miqat haji dan umrah  

e. Pil anti haid  

f. Menulis Al Quran selain dengan huruf Arab .  

g. Doa daf’ul bala  

h. Anjuran pejabat untuk jadi teladan dalam beribadah 

i. Memidahkan jenazah  

2. Sosial kemasyarakatan  

a. Hidup sederhana  

b. Penegasan tidak berpolitik (Sidang umum MPR 1978) 
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c. Penyalahgunaan Narkotika  

d. Makanan yang bercampur dengan najis  

e. Perkawinan campur  

f. Hukum merayakan natal bersama  

g. Penyembelihan hewan secara mekanik  

h. Vasektomi dan tubektomi  

i. Wasiat kornea mata  

j. Merubah dan menyempurnakan alat kelamin  

k. Bayi tabung  

3. Faham keagamaan  

a. Ahmadiyyah (1980) seruan kepada pemerintah agar mencabut (Hal 

96) 

b. Islam Jamaah (1978)  

c. Jamaah Hizbullah (1978) 

d. Pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil-dalil (1980)  

Jika memperhatikan fatwa-fatwa di atas, maka MUI pada masa Hamka 

telah mengeluarkan 23 fatwa dengan perincian: delapan masalah ibadah, 11 

masalah sosial kemasyarakatan, dan empat masalah paham keagamaan. Kemudian 

jika kita mencoba mengkategorikan dari permintaan siapa fatwa itu dikeluarkan 

maka enam fatwa dibuat atas permintaan masyarakat, empat fatwa atas permintaan 

pemerintah (Departemen Agama), dan 13 fatwa merupakan insiatif dari MUI 

ketika mencermati kondisi masyarakat Indonesia. Dalam masalah ibadah, fatwa 

MUI yang paling berani adalah permintaan kepada para pejabat pemerintah untuk 



 

 
 

menjadi teladan dalam beribadah, baik teladan masyarakat secara umum, maupun 

teladan dilingkungan kerjanya. Fatwa ini merupakan sindiran halus dari MUI 

kepada para pejabat negara. Hamka memahami benar situasi para pejabat waktu 

itu yang sangat mudah untuk tersinggung, maka dia mengunakan gaya bahasa 

yang lebih halus yaitu keteladanan. Pada bidang sosial, pandangan tasawuf Hamka 

tentang perlunya hidup sederhana dijewantahkan dalam fatwa hidup sederhana. 

Sementara masalah penyebarluasan narkotika, pemilu 1977 dan Sidang umum 

MPR tahun 1978. Hamka memang mantan politisi pada masa demokrasi liberal, 

namun nampaknya dia menilai bahwa ikut arus akan membawa citra negatif pada 

MUI itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menjaga posisi MUI sebagai jembatan 

pemerintah dan rakyatnya, maka MUI lebih memilih sikap netral, dengan argumen 

bahwa suara politik Islam bisa disalurkan pada dua partai dan satu golongan karya 

yang sudah ada.76 Meskipun demikian, Hamka meminta MPR dan pemerintah 

untuk tidak mencantumkan aliran kepercayaan sebagai agama resmi, serta tidak 

mengutak-ngatik UU perkawinan hasil kompromi pemerintah dengan umat Islam 

yang sudah disepakati tahun 1973. Disinilah kita dapat memahami bahwa Hamka 

telah meninggalkan dunia politik praktis, sejalan dengan sikapnya untuk menjadi 

Ketua Umum MUI yang merupakan lembaga yang tidak berpolitik. 

Namun karakter tegas Hamka muncul pada akhir periode 

kepemimpinannya, sehingga membawa MUI untuk berhadapan dengan kebijakan 

politik pemerintah. Fatwa tentang keharaman vasektomi dan tubektomi serta 

haramnya ikut merayakan natal bersama bagi kaum nasrani telah membawa MUI 
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berhadapan secara frontal dengan pemerintah. Sebagaimana yang kita tahu 

pemerintah Orde Baru sedang menggalakkan program keluarga berencana. 

Program KB tersebut dijalankan dengan anjuran agar masyarakat menggunakan 

berbagai alat kontrasepsi, dan salah satunya adalah vasektomi dan tubektomi. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kaptein (2004:12), bahwa fatwa tersebut 

merupakan counter dari kebijakan pemerintah. Meskipun isu vasektomi dan 

tubektomi tersebut baru makanan yang diragukan kehalalannya, tentang 

perubahan alat kelamin merupakan isu yang dinilai MUI layak untuk dijadikan 

fatwa. Pada masa Hamka, ada upaya membawa MUI pada dunia politik, yaitu 

ketika ada tekanan dari kalangan- kalangan politisi Islam agar MUI “bersuara” 

mengenai mencuat pada tahun 1984 (Masa Syukri Ghazali). Pertentangan sengit 

antara MUI dan pemerintah berlangsung ketika MUI mengeluarkan fatwa haram 

bagi umat Islam yang ikut merayakan Natalan bersama. Fatwa itu merupakan 

serangan terhadap kebijakan pemerintah yang sedang menggalakkan program 

kerukunan antara umat bergama, apalagi awal tahun 1970- an terjadi kerusuhan 

Islam dan Nasrani di berbagai daerah. 

Larangan merayakan Natal bersama untuk umat Muslim, yang didirikan 

oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1 Jumadil Awal 1401/7 

Maret 1981, didasarkan pada sebuah kebetulan pada tahun 1968. Jan S. Aritonang 

mencatat dalam Sejarah Pertemuan antara Kekristenan dan Islam di Indonesia 

(2004) bahwa pada tahun itu, Idul Fitri dan Natal jatuh pada tanggal 1-2 Januari 

dan 21-22 Desember, secara berturut-turut. Kebetulan ini mengakibatkan 

beberapa instansi pemerintah mengadakan perayaan bersama-sama. Sebagai hasil 



 

 
 

dari perayaan yang digabungkan ini, dilakukanlah "Pawai Doa" oleh para 

perwakilan dari berbagai agama, bahkan terus dilakukan selama hari libur 

nasional. Kritik muncul dari berbagai pihak, termasuk Persatuan Ulama 

Muhammadiyah, yang telah mengeluarkan keputusan dalam sebuah pertemuan 

pada tanggal 15 Desember 1968. Umar Hasyim bahkan mencatat sebuah kritik 

pedas dalam Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Islam sebagai Dasar untuk 

Dialog Antaragama dan Harmoni (1978), yang menyatakan, "Karena peristiwa itu 

adalah Idul Fitri dan Natal, setelah ayat-ayat suci Al-Qur'an dibacakan, seorang 

mubalig membacakan injil. Setelah menjelaskan makna halalbihalal dan bahwa 

Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, seorang pendeta berdiri untuk menjelaskan 

bahwa Yesus adalah putra Allah. Betapa bertentangan dan paradoksnya dua 

penjelasan yang dibawakan oleh seorang mubalig dan seorang pendeta di gedung 

pada waktu itu." 

Jan S. Aritonang mencatat bahwa Hamka mengkritik "Lebaran-Natal" 

sebagai sinkretis dan memaksa baik komunitas Kristen maupun non-Kristen. 

Polemik dimulai ketika MUI, yang proses pendiriannya tenggelam dalam politik 

pemerintah, berani mengabaikan kebijakan pemerintah sendiri yang menolak 

pencabutan Fatwa tentang Perayaan Natal Bersama.77 

MUI dibentuk dengan salah satu fungsinya sebagai mediator antara ulama 

dan pemerintah untuk menerjemahkan kebijakan pemerintah terkait pembangunan 

nasional. Buya Hamka diangkat sebagai Ketua MUI pertama pada tanggal 27 Juli 
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1975. Kritik terhadap "pawai doa" yang muncul sejak tahun 1968 terus berlanjut 

hingga berdirinya MUI pada tahun 1975. Hal ini karena para pejabat agama 

Muslim juga ditayangkan di televisi yang menyalakan lilin dan berdiri 

menyanyikan lagu-lagu Natal.  

Penolakan MUI juga dilatarbelakangi atas pelaksanaan perayaan Natal 

yang semula hanya untuk umat Katolik dan Protestan, akhirnya melibatkan 

pemeluk agama lain dalam kepanitiaan dan pelaksanaannya. Padahal dalam 

panduan di kalangan militer yang dikeluarkan oleh Dinas Pembinaan Mental TNI-

AD pada November 1980 terkait Instruksi tentang penyelenggaraan peringatan 

hari besar keagamaan, dijelaskan bahwa bagi agama Kristen Protestan, penyalaan 

lilin, pujian atau nyanyian dan paduan suara adalah termasuk dari ibadah. 

Untuk membentengi akidah umat, komisi fatwa MUI pada 7 Maret 1981 

mengeluarkan fatwa perayaan Natal bersama tentang haramnya hukum bagi umat 

Islam untuk melaksanakan dan mengikuti perayaan natal karena termasuk dalam 

perkara syubhat. 

Fatwa diatas ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI, yaitu K.H.M. 

Syukri Ghozali dan Sekretaris Drs. H. Masudi. Salah satu pimpinan MUI, K.H 

Hasan Basri menjelaskan fatwa itu untuk menjaga kerukunan hidup beragama dan 

sekaligus memurnikan akidah masing-masing agama. 

Fatwa ini kemudian ‘bocor’ menjadi konsumsi publik setelah dimuat 

Buletin Majelis Ulama No. 3/April 1981. Buletin berjumlah 300 ekslempar bagi 

internal Majelis Ulama ternyata juga beredar pada selain pengurus MUI. 

Akibatnya banyak media mengutip, termasuk harian Pelita pada 5 Mei 1981. 



 

 
 

Menariknya, sehari setelah fatwa itu beredar lewat buletin, dimuatlah pula 

surat pencabutan peredaran fatwa itu melalui surat keputusan tertanggal 30 April 

1981 yang ditandatangani oleh ketua umum MUI, Prof. Dr. Hamka, dan Sekretaris 

Umum MUI, H. Burhani Tjokrohandoko. 

Didalam SK itu dijelaskan semacam klarifikasi bahwa menghadiri 

perayaan antar agama adalah wajar, kecuali yang bersifat peribadatan seperti Misa, 

Kebaktian dan sejenisnya. Bagi umat muslim, tidak ada halangan untuk hadir 

semata-mata menghormati undangan pemeluk agama lain yang kegiatannya 

bersifat seremonial, bukan ritual. 

Setelah diusut, ternyata fatwa MUI ini direaksi keras Menteri Agama 

Letjen TNI (Purn) H. Alamsjah Ratu Prawiranegara karena dianggap tidak 

mendukung pembinaan kerukunan umat beragama yang sedang digalakkan oleh 

pemerintah, meskipun di lapangan fatwa ini didukung oleh umat Islam. 

Pada saat sidang Umum MPR 1978, dimana UU perkawinan akan direvisi 

lagi, dan banyak kalangan Islam menilai banyak terjadi penyimpangan, Hamka 

melalui lembaga MUI-nya mengeluarkan ancaman:78 “Jika Undang-undang 

tersebut disahkan maka umat Islam jangan menerima dan melaksanakannya, jika 

umat Islam mengakui hukum perkawinan yang bukan dari hukum Islam maka 

tindakannya merupakan pelanggaran terhadap Agama Islam”. Hamka selama 

menjadi ketua Umum MUI sangat tegas sikapnya baik yang ditunjukan melalui 

fatwa atau langkahlangkah lainnya terutama pada soal Kristenisasi dan aliran 
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kepercayaan. Sebagaimana yang dibahas dahulu, bahwa sikap itu merupakan hasil 

didikan dari Muhammadiyah yang telah membesarkannya dahulu. Sikap tidak 

mau berkompromi dengan pemerintah yang dinilainya melanggar syariat agama 

pada hal-hal prinsipil (Aqidah dan ibadah) mencerminkan karakter kepemimpinan 

yang dibentuk semenjak kecil. Meskipun demikian, Hamka dinilai termasuk orang 

yang lemah lembut, rendah hati, selalu menjauhi pertentangan ikhtilaf, namun 

sikap itu tidak membuat beliau lembek dalam megahadapi pelanggaran hukum 

agama. Inilah sikap yang oleh Azumardi Azra disebut sebagai sikap Ambigu. 

Pelanggaran Aqidah mendapat sorotan utama dari MUI pada masa Hamka. Tidak 

tangung-tanggung MUI memfatwakan sesat bagi kelompok Islam Jamaah (MUI, 

1980), jamaah ahmadiyyah (MUI, 1980) dan menganggap Jamaah Hizbullah 

adalah bagian dari organisasi Islam yang berpaham Syiah. Selain itu MUI 

memfatwakan haram bagi pihak-pihak yang melakukan upaya pedangkalan agama 

dan penyalahgunaan dalil-dalil. Dalam kasus jamaah ahmadiyah MUI meminta 

pemerintah untuk mencabut surat ijin yang dikeluarkan Menteri Kehakiman RI 

No. JA/23/13. tanggal 13-03-1953. Fatwa itu pada pelaksanaannya mendapat 

sambutan dari umat Islam. Namun permasalahan ini berbenturan dengan masalah 

politik, karena Jamaah Ahmadiyah di beberapa daerah mendapat dukungan dari 

Pemerintah untuk kepentingan suara.  

Mengenai Islam Jamaah, MUI menilai mereka banyak bertentangan 

dengan ajaran Islam. Meskipun sudah dilarang oleh pemerintah semenjak tahun 

1971, namun organisasi ini tetap beroperasi dengan menggunakan berbagai nama. 

Faham ini menganggap bahwa umat Islam yang tidak termasuk ke dalam 



 

 
 

golongannya adalah kafir dan masuk neraka. Organisasi ini mengajak umat Islam 

untuk mengangkat “Amirul Mukminin” dan menaatinya. Siapa saja yang setia 

kepada pemimpin organisasi ini, dia akan masuk surga, dan ajaran Islam yang 

wajib dituruti adalah ajaran Islam yang bersumber dari Amirul Mukminin tersebut. 

Pengikut organisasi ini harus memutuskan hubungan dengan siapapun termasuk 

orang tuanya yang tidak mau masuk ke dalam organisasi ini, tidak sah shalat 

dibelakang orang bukan dari jemaahnya, pakaian anggota organisasi ini yang 

tersentuh oleh yang bukan pengikutnya harus disucikan, suami harus mampu 

mengajak istrinya untuk masuk organisasi ini, jika tidak wajib menceraikannya, 

dan perkawinan yang sah menurut jamaah ini adalah perkawinan yang direstui 

oleh amirul mukminin. Baik Ahmadiyah maupun Islam Jamaah, keberadaanya 

sangat meresahkan masyarakat dan merusak akidah umat. Sehingga MUI 

memfatwakan sesat bagi mereka.  

Mengenai tidak didengarnya fatwa itu oleh mereka, maka Hafidz Usman 

berkomentar, “Sudah menjadi kewajiban MUI untuk menjaga aqidah umat Islam, 

sementara penolakan terhadp fatwa itu adalah persoalan lain”. Sikap tegas dengan 

memfatwakan sesat, tidak berlaku pada jamaah Hizbullah. Organisasi ini dinilai 

merupakan organisasi massa yang memiliki pemahaman tersendiri tentang Islam 

(Fatwa MUI tanggal 2 Agustus 1978). Sikap tegasnya tidak nampak pada masalah-

masalah politk, beliau memilih untuk diam ketika umat Islam memintanya 

bersikap ketika pada pemilu 1977, kemudian munculnya kekisruhan selama 

pemilu 1977, Hamka dan MUI hanya mampu memberikan saran-saran pada 

pemerintah, tanpa saran-saran tersebut dipubliksikan. Sikap kehati-hatianya pun 



 

 
 

nampak mengenai pandangan pada pancasila. Dalam sidang MPR 1978, dia 

bersikap hati-hati dalam menilai Pancasila, dan dia menganjurkan agar jangan 

dipertentangkan dengan Islam. Jauh berbeda sikapnya ketika duduk di 

Konstituante dulu. Sikap tersebut didasarkan pada kesadaran bahwa dunia politik 

bukan ruang bagi MUI agar dapat diterima semua pihak. Meskipun banyak 

kalangan menilai bahwa Hamka telah terjerat oleh pemerintah melalui MUI, 

setidaknya dibatasi geraknya dalam menyuarakan kebenaran. Hamka tegas dalam 

soal-soal pelanggaran aqidah dan Ibadah, namun tidak banyak bersikap dalam 

soal-soal politik. Hubungan yang rumit dengan pemerintah karena fatwa dan 

kebijakan MUI yang bersebrangan dengan keinginan pemerintah, ternyata tidak 

membuat hubungan MUI dan pemerintah semuanya buruk. 

Diplomasi MUI terhadap pemerintah berhasil dalam mengatasi berbagai 

permasalahan umat Islam terutama Kristenisasi. Untuk menanggulangi masalah 

Kristenisasi, maka pemerintah atas permintaan MUI melakukan berbagai langkah, 

yaitu:  

a. Menyambut baik dan mendukung keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 

1978 tentang pedoman penyiaran agama.  

b. Keputusan Menteri Agama No.77 tahun 1978 tentang bantuan luar negeri 

kepada lembaga keagamaan di Indonesia serta keputusan bersama Menteri 

Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1Tahun 1979 tentang cara 

pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga 

keagamaan di Indonesia. Pedoman penyiaran agama, bantuan luar negeri 

terhadap lembaga-lembaga agama (baca Kristen), serta aturan 



 

 
 

pembangunan tempat ibadah, disatu sisi memang menghambat laju dari 

proses kristenisasi tersebut. Selain itu, kerjasama MUI dengan ABRI telah 

menguarangi stigma buruk ABRI terhadap umat Islam karena munculnya 

isu komando Jihad. 

Hamka adalah seorang pemimpin di MUI yang memiliki ketegasan dalam 

menangani pelanggaran Aqidah Islam. Di bawah kepemimpinannya, MUI 

mengeluarkan fatwa sesat untuk gerakan Islam Jamaah dan Ahmadiyyah serta 

menyerukan pencabutan surat izin operasi Jamaah tersebut. Pilihan Hamka untuk 

bergabung dengan MUI yang bergerak dalam dakwah nonpolitik didasarkan pada 

fakta sejarah bahwa perjuangan Islam di dunia politik selalu kandas di tengah jalan 

dan sikap Orde Baru yang kurang bersimpati pada Islam politik. Hamka juga tidak 

banyak menyerukan tuntutan terkait Isu syariat dan negara Islam, meskipun ia 

sebelumnya memperjuangkan Islam sebagai Ideologi ketika duduk di 

Konstituante. Namun, ia tetap menilai bahwa Pancasila berada di bawah Al Quran 

dan Assunah. Strategi pengembangan organisasi di MUI diupayakan dijauhkan 

dari dunia politik praktis, didukung oleh sikap Ketua Umum yang tidak tertarik 

membawa MUI ke dunia politik karena dianggap penuh dengan intrik dan fitnah. 

Hamka adalah seorang pemimpin yang tegas dalam menjaga aqidah Islam 

dan bersikap frontal terhadap pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi 

pelanggaran tersebut, termasuk dalam kasus kristenisasi, UU perkawinan, dan 

fatwa tentang natal. Namun, gaya kepemimpinan Hamka yang fleksibel dan 

kharismatik membuat MUI dapat diterima oleh semua kalangan pada awal 

pembentukannya. Hamka fokus pada pengembangan organisasi agar MUI dikenal 



 

 
 

dan diterima oleh masyarakat Islam di dalam dan di luar negeri, dan berusaha 

menyerang opini negatif tentang MUI sebagai lembaga kaki tangan pemerintah 

dan berpotensi menjadi saingan ormas-ormas Islam yang ada. Masa 

kepemimpinan Hamka merupakan masa paling produktif dalam dikeluarkannya 

fatwa, termasuk fatwa natal dan kristenisasi serta sikapnya pada UU perkawinan. 

Namun, fatwa dan sikapnya tersebut juga mendapat reaksi keras dari pemerintah. 
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BAB IV 

PANDANGAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT TERHADAP 

FATWA MUI YANG DIPERTAHANKAN OLEH ABDUL MALIK KARIM 

AMRULLAH 

A. Pandangan Pemerintah 

Buya Hamka dianggap sebagai sosok ulama yang konsisten dan teguh pada 

prinsipnya dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam. Ia juga dihormati 

oleh masyarakat sebagai tokoh agama yang memiliki pengaruh besar dalam 

kehidupan beragama di Indonesia. Fatwa MUI yang dipertahankan oleh Buya 

Hamka, yang melarang perayaan Natal bersama bagi umat Islam, dianggap 

penting bagi umat Islam dan dihormati oleh para ulama dan tokoh masyarakat. Hal 

ini menunjukkan bahwa fatwa MUI tersebut dianggap relevan dan penting bagi 

umat Islam pada masa itu. Fatwa tersebut menghasilkan reaksi yang keras dari 

pemerintah dan sebagian kalangan masyarakat, terutama dari kalangan Kristen. 

Hal ini menyebabkan ketegangan antara MUI dan pemerintah pada saat itu. Disisi 

lain, fatwa tersebut menunjukkan sikap tegas dan konsisten Buya Hamka sebagai 

ketua MUI saat itu dalam mempertahankan aqidah Islam yang ia yakini. Dalam 

hal ini, ia menegaskan bahwa perayaan hari Natal adalah suatu perayaan yang 

bertentangan dengan ajaran Islam, dan oleh karena itu tidak boleh diikuti oleh 

umat Muslim. 

MUI menilai bahwa ini adalah masalah aqidah yang sudah jelas hukumnya, 

dan merayakan natal merupakan ibadah bagi kaum Nasrani, dan tidak bagi umat 

Islam yang memiliki aqidah, hari raya dan tata cara ibadah tersendiri untuk diikuti. 



 

 
 

Fatwa tersebut merupakan bumerang bagi pemerintah yang memang menjadi 

pendiri lembaga MUI ini.79 Fatwa tersebut mengundang pro dan kontra yang luas 

di tengah masyarakat, dan hal itu membuat pemerintah melalui Menteri Agama 

Alamsjah mendesak MUI untuk mencabut fatwa tersebut. Kontan saja, 

sebagaimana yang diungkapkan Muhamad Yusuf, hal itu membuat Hamka marah, 

dan tetap bersikukuh untuk tidak mencabut fatwa. Konflik tersebut membuat 

Menteri Agama mengancam akan mundur yang ditanggapi oleh Hamka dengan 

tegas, bahwa permasalahan ini merupakan tanggung jawab Ketua Umum MUI 

bukan Menteri Agama, dan beliau kemudian memilih untuk mundur. Hamka 

memang berusaha membangun kewibawaan MUI baik dihadapan pemerintah 

maupun masyarakat, dan dia tidak takut untuk konflik dengan siapapun termasuk 

dengan pemerintah. Selain masalah fatwa natal, vasektomi dan tubektomi, Hamka 

juga sering mendesak pemerintah untuk memperhatikan masalah kristenisasi.  

Sebelumnya, pada tanggal 17 September 1975 atau dua bulan setelah 

beliau diangkat, Hamka mendatangi Presiden Soeharto untuk membicarakan 

masalah Kristenisasi di berbagai daerah termasuk di tanah kelahiran Hamka 

(Minangkabaiu) maupun tanah kelahiran Soeharto (Jawa Tengah). Usaha Hamka 

untuk mewujudkan MUI sebagai lembaga yang independen kian terasa kental pada 

awal dekade 80-an. Lembaga ini berani melawan arus dengan mengeluarkan fatwa 

mengenai persoalan perayaan Natal bersama. Ulama, Politisi dan Sastrawan Besar 

Buya Hamka menyatakan haram bila ada umat Islam mengikuti perayaan 
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keagamaan itu. Adanya fatwa tersebut kontan membuat publik geger. Terlebih 

ketika itu pemerintah tengah gencar mendengungkan isu toleransi. 

Berbagai instansi waktu itu ramai mengadakan perayaan natal. Bila ada 

orang Islam yang tidak bersedia ikut merayakan natal maka mereka dianggap 

orang berbahaya, fundamentalis, dan anti Pancasila. Umat Islam pun merasa resah, 

keadaan itulah yang kemudian memaksa MUI mengeluarkan fatwa. Fatwa 

tersebut bukan tanpa risiko. Sebagai orang yang dianggap paling bertanggung 

jawab atas keluarnya fatwa tersebut, Ulama, Politisi dan Sastrawan Besar Buya 

Hamka pun menuai kecaman dari berbagai pihak tak terkecuali pemerintah. MUI 

ditekan dengan gencar melalui berbagai pendapat di media massa yang 

menyatakan bahwa keputusan itu hanya akan mengancam persatuan negara. 

Akhirnya pada Mei 1981, Hamka meletakkan jabatan sebagai Ketua MUI 

daripada harus mencabut fatwa tersebut. Sebagai pengawal akidah umat, Hamka 

menyampaikan masukan kepada Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988) 

Presiden Soeharto mengenai persoalan Kristenisasi. Sikap Presiden Republik 

Indonesia Kedua (1966-1988) Soeharto pun sejalan dengan pandangan MUI 

bahwa jika hendak menciptakan kerukunan beragama, maka orang yang sudah 

beragama jangan dijadikan sasaran untuk propaganda agama yang lain. 

Di Majalah Panji Masyarakat 20 Mei 1981, Hamka mengakui bahwa 

memang ada kesalah pahaman antara MUI dengan Menteri Agama soal bocornya 

fatwa itu. Kepada media Tempo, Hamka mengaku sangat gundah sejak peredaran 

fatwa itu dicabut karena memikirkan marwah umat Islam Indonesia. “Gemetar 

tangan saya waktu harus mencabutnya. Orang-orang tentu akan memandang saya 



 

 
 

ini syaithan. Para ulama di luar negeri tentu semua heran. Alangkah bobroknya 

saya ini, bukan?” ucapnya sebagaimana ditulis Seri I Buya Hamka oleh Pusat Data 

dan Analisa Tempo (2019). 

Kegalauan ini lalu mendorong Hamka mengeluarkan penjelasan lebih 

lanjut bahwa penarikan fatwa itu tidak berarti mengurangi keabsahan isi fatwa 

karena fatwa itu diolah dan ditetapkan oleh ahli-ahli agama dari ormas Islam dan 

lembaga Islam tingkat nasional, termasuk Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, SI 

dan Majelis Dakwah Islam Golkar. 

Selain itu peristiwa atau kejadian lain yang dapat menjadi bukti 

bahwasanya Hamka yang menunjukkan ketegasannya dalam berbagai hal, di 

antaranya: 

1. Kontroversi Pernikahan Usia Dini 

Buya Hamka adalah salah satu tokoh yang berbicara secara terbuka tentang 

kontroversi pernikahan usia dini di Indonesia. Ia menentang praktik ini dengan 

tegas dan menganggapnya sebagai bentuk kekerasan terhadap anak-anak 

perempuan yang harus dihentikan. Pernyataannya tentang hal ini tercatat dalam 

banyak karya tulisnya, termasuk dalam buku-bukunya. 

2. Konflik di Aceh 

Buya Hamka juga menunjukkan sikap tegasnya terkait konflik di Aceh. Ia 

menolak keras tindakan kekerasan dan mengajak semua pihak untuk mencari 

solusi damai atas konflik tersebut. Ia bahkan pernah menulis surat terbuka kepada 

Presiden Soeharto pada tahun 1989, meminta agar konflik di Aceh diselesaikan 

dengan cara damai. 



 

 
 

3. Persoalan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial 

Buya Hamka juga menunjukkan kepeduliannya terhadap persoalan 

kemiskinan dan ketimpangan sosial. Ia berpendapat bahwa setiap manusia berhak 

atas keadilan dan kesejahteraan, dan bahwa pemimpin negara bertanggung jawab 

untuk memastikan hal tersebut. Ia pernah menulis banyak karya tentang persoalan 

kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta aktif dalam berbagai organisasi yang 

berjuang untuk mengatasi persoalan tersebut. 

Dari beberapa peristiwa tersebut, dapat dilihat bahwa Buya Hamka 

memiliki sikap yang tegas dalam mempertahankan prinsip-prinsipnya, tidak hanya 

pada peristiwa terkait Fatwa Natal. Buya Hamka selalu berani untuk 

menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan jelas, bahkan jika itu berarti 

berseberangan dengan pandangan mayoritas atau penguasa saat itu. Oleh karena 

itu, ia dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan bangsa 

Indonesia. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memilki pandangan bahwa fatwa 

MUI tersebut dianggap relevan dan penting bagi umat Islam pada masa itu. Namun 

tak dipungkiri, keteguhan Hamka dalam mempertahankan prinsipnya, berhasil 

membangun citra MUI sebagai lembaga yang mewakili suara umat Islam. Seperti 

yang pernah disampaikan Mantan Menteri Agama H.A. Mukti Ali seperti dikutip 

dari situs Republika.co.id, “Berdirinya MUI adalah jasa Hamka terhadap bangsa 

dan negara. Tanpa Buya, lembaga itu tak akan mampu berdiri.” 

B. Pandangan Masyarakat  

Fatwa tentang perayaan hari Natal memberikan pengaruh yang cukup besar 



 

 
 

terhadap pandangan umat Islam Indonesia terhadap perayaan hari Natal. Meskipun 

tidak semua umat Islam mengikuti fatwa tersebut, namun fatwa ini cukup 

mempengaruhi pandangan dan sikap umat Islam terhadap perayaan Natal, sehingga 

masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Polemik di masyarakat terus terjadi 

akibat penarikan fatwa di atas. Fuad Nasar dalam Islam dan Muslim di Negara 

Pancasila (2017) mencatat pemerintah segera menggelar Pertemuan Lengkap 

Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama pada 25 Agustus 1981. 

Pada pertemuan itu disepakati jalan tengah yakni, peringatan hari-hari besar 

keagamaan pada dasarnya diselenggarakan dan dihadiri oleh pemeluk agama yang 

bersangkutan, namun wajar bila pemeluk agama lain turut menghormati sepanjang 

tidak bertentangan dengan ajaran agamanya. Pejabat pemerintah yang hadir dalam 

upacara keagamaan dari suatu agama yang tidak dipeluknya hendaklah dalam sikap 

pasif, namun khidmat. 

Menteri Agama, Alamsjah Ratu Prawiranegara lalu mengeluarkan Surat 

Edaran tanggal 2 September 1981 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari 

Besar Keagamaan yang menerangkan bahwa dalam hal peribadatan atau adanya 

unsur peribadatan, maka hanya pemeluk agama yang bersangkutan yang 

menghadirinya. Dalam perayaan yang didalamnya tidak ada unsur ibadat, dapat 

dihadiri dan diikuti oleh pemeluk agama lain. 

Fatwa yang dikeluarkan MUI pada tahun 1981 tentang larangan perayaan 

Natal bagi umat Islam memiliki dampak yang signifikan di masyarakat Indonesia. 

Beberapa implikasi dari fatwa tersebut antara lain:80 
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1. Terjadinya polarisasi agama 

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini menimbulkan polarisasi 

antara umat Islam dan umat Kristen di Indonesia. Meskipun tidak semua 

umat Islam sepakat dengan fatwa tersebut, namun fatwa ini menghasilkan 

perasaan ketidaknyamanan dan terkadang memicu ketegangan antara 

kedua agama. 

2. Terganggunya kerukunan antarumat beragama 

Fatwa ini juga berdampak pada kerukunan antarumat beragama, 

terutama antara umat Islam dan Kristen. Beberapa orang merasa bahwa 

fatwa ini mengancam kerukunan dan toleransi antarumat beragama yang 

sudah dibangun di Indonesia. 

3. Pengurangan perayaan Natal di kalangan umat Islam 

Fatwa ini mengurangi jumlah umat Islam yang merayakan Natal, 

baik yang merayakannya dengan keluarga Kristen maupun yang 

merayakan secara internal di kalangan umat Islam. Hal ini juga 

menyebabkan beberapa orang merasa sulit untuk menyampaikan ucapan 

selamat Natal kepada teman Kristen mereka. 

4. Meningkatnya pemahaman agama 

Fatwa ini memicu munculnya diskusi dan perdebatan di kalangan 

umat Islam tentang hukum dan implikasi perayaan Natal. Banyak umat 

Islam yang mulai mempelajari ajaran agama mereka dengan lebih cermat 

untuk memahami posisi agama terhadap perayaan Natal. 

5. Munculnya toleransi baru 



 

 
 

Seiring berjalannya waktu, sejumlah tokoh agama dari kedua belah 

pihak berusaha untuk membangun toleransi dan kerukunan antarumat 

beragama. Meskipun fatwa ini masih diterapkan oleh sejumlah kelompok 

Islam tertentu, banyak umat Islam di Indonesia kini memiliki pandangan 

yang lebih toleran terhadap perayaan Natal dan perbedaan agama secara 

umum. 

Meskipun fatwa ini menyebabkan beberapa implikasi yang kurang positif, 

namun ada pula implikasi positif yang terjadi. Salah satunya adalah meningkatnya 

kesadaran umat Kristen untuk lebih memahami dan menghargai perbedaan agama. 

Dalam situasi yang sulit seperti ini, diperlukan toleransi dan pengertian antarumat 

beragama untuk mempertahankan harmoni sosial di masyarakat. Tak hanya itu 

Implikasi positif lainnya adalah memperkuat identitas keagamaan umat Muslim di 

Indonesia dan memperkuat hubungan antara umat Muslim itu sendiri. 

Pandangan masyarakat terhadap Fatwa Natal yang dipertahankan oleh 

Buya Hamka pada masanya sangat beragam. Di satu sisi, ada sebagian masyarakat 

yang mendukung pandangan dan keputusan Buya Hamka serta MUI terkait 

larangan merayakan Natal. Mereka berpandangan bahwa Islam sebagai agama 

mayoritas di Indonesia memiliki hak untuk melindungi dan mempertahankan 

keyakinan dan tradisi keagamaan mereka. Pandangan ini didasarkan pada 

keyakinan bahwa merayakan Natal dan memberikan ucapan selamat Natal 

dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. 

Di sisi lain, pandangan lainnya menolak fatwa tersebut dan 

menganggapnya sebagai sikap intoleran terhadap kebebasan beragama dan 



 

 
 

harmoni antarumat beragama di Indonesia. Pandangan ini memandang bahwa 

setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agamanya sesuai 

dengan keyakinan masing-masing, serta menjalankan ibadah dan merayakan hari 

raya agamanya tanpa adanya campur tangan atau larangan dari pihak lain. 

Pandangan ini lebih mengedepankan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan 

kebebasan beragama di Indonesia. 

Pandangan masyarakat terhadap Fatwa Natal dan sikap Buya Hamka 

masih dapat menjadi perdebatan hingga saat ini. Namun, perlu dicatat bahwa 

dalam perkembangan waktu, sikap dan pandangan masyarakat terhadap 

kebebasan beragama, toleransi, dan pluralisme semakin meningkat. Semakin 

banyak pihak yang menghargai hak individu untuk menjalankan agamanya dan 

merayakan hari raya agamanya tanpa ada intervensi atau larangan dari pihak lain.  

Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih terdapat perbedaan 

pandangan, hubungan antara umat Islam dan umat Kristen telah mengalami 

perbaikan dan kerukunan antarumat beragama semakin diperkuat melalui dialog 

dan kerja sama yang lebih baik. 

Fatwa perayaan hari Natal juga menunjukkan bahwa Buya Hamka adalah 

seorang pemimpin yang konsisten dan teguh dalam mempertahankan aqidah Islam 

yang ia yakini, dan berani mempertahankannya meskipun harus menghadapi 

tekanan dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini menginspirasi banyak orang, 

terutama umat Islam, untuk mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai agama 

yang mereka yakini. 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Buya Hamka lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Minangkabau, 

Sumatera Barat, Indonesia. Ia merupakan seorang ulama, penulis, 

sejarawan, dan politikus terkemuka di Indonesia pada abad ke-20. Buya 

Hamka mengenyam pendidikan di madrasah dan kemudian melanjutkan 

ke pesantren. Pada tahun 1932, ia menyelesaikan pendidikannya di 

Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir dan memperoleh gelar Doktor dalam 

bidang Filsafat Islam. Setelah kembali ke Indonesia, ia aktif dalam dunia 

jurnalistik dan mendirikan majalah "Pedoman Masyarakat" pada tahun 

1935. Selain itu, ia juga menulis banyak buku, termasuk novel "Di Bawah 

Lindungan Ka'bah" yang menjadi salah satu karya sastra terkenal di 

Indonesia. Buya Hamka juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan 

Indonesia dan mendukung Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ia 

juga terlibat dalam organisasi Islam dan pernah menjabat sebagai Ketua 

MUI. Buya Hamka meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta, 

Indonesia, dalam usia 73 tahun. 

2. Buya Hamka adalah seorang tokoh agama yang memiliki pandangan dan 

sikap yang tegas terhadap fatwa yang dikeluarkan MUI pada tahun 1981 

mengenai perayaan Hari Natal. Saat itu, Buya Hamka mengklarifikasi 

bahwasanya fatwa perayaan hari Natal yang dikeluarkan tidak melarang 

umat Islam menghadiri perayaan antar agama adalah wajar, kecuali yang 

bersifat peribadatan seperti Misa, Kebaktian dan sejenisnya. Bagi umat 



 

 
 

muslim, tidak ada halangan untuk hadir semata-mata menghormati 

undangan pemeluk agama lain yang kegiatannya bersifat seremonial, 

bukan ritual.  

3. Fatwa MUI tentang larangan perayaan Natal bagi umat Islam, yang 

dipertahankan oleh Buya Hamka, memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pandangan umat Islam Indonesia terhadap perayaan Natal. 

Meskipun tidak semua umat Islam mengikuti fatwa tersebut, fatwa ini 

masih mempengaruhi pandangan dan sikap umat Islam terhadap perayaan 

Natal, yang menyebabkan kontroversi yang berlanjut hingga saat ini. 

Pandangan masyarakat terhadap fatwa ini bervariasi, dengan sebagian 

mendukung dan mempertahankan pandangan Buya Hamka serta MUI, 

sementara yang lain menolak dan menganggapnya sebagai sikap intoleran. 

Namun, pada perkembangan waktu, sikap masyarakat terhadap kebebasan 

beragama, toleransi, dan pluralisme cenderung meningkat. Secara 

keseluruhan, fatwa Natal yang dipertahankan oleh Buya Hamka 

memainkan peran penting dalam mempengaruhi pandangan dan sikap 

umat Islam terhadap perayaan Natal, dan kontroversi terkait fatwa ini 

masih berlangsung hingga saat ini. 

B. Saran 

1. Kepemimpinan Abdul Malik Karim Amrullah adalah salah satu contoh 

keteladanan akan kepemimpinan yang dapat diteladani oleh para 

pemimpin di   masa   sekarang.   Kebijakan-kebijakan   serta sikap tegas 

Buya Hamka dalam mengambil keputusan dan menegakkan otoritasnya. 

Ia juga tidak takut untuk menyampaikan kritik dan saran yang konstruktif 

kepada para pemimpin lain, membawa dampak yang sangat baik, sehingga 



 

 
 

masyarakat dapat merasakan ketentraman dan kesejahteraan dalam 

menyikapi permasalahan terkait kerukunan beragama dan toleransi 

beragama dalam kehidupan bersosial. 

2. Penulisan akan watak dan kepribadian dari seorang tokoh Abdul Malik 

Karim Amrullah atau akrab di sapa dengan BUYA HAMKA ini mempunyai 

konsisten pada prinsip dan nilai-nilai, pemimpin yang tegas, gemar 

membaca, konsisten dalam segala hal, ramah dan santun, serta keteguhan 

iman. Diharapkan generasi Islam selanjutnya dapat mengambil ibrah dan 

memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Bagi para akademisi atau peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan 

penelitian tokoh atau penelitian semacamnya, maka dapat dilakukan 

penelitian lebih lanjut sehingga dapat menghasilkan karya tulis yang dapat 

menambah wawasan dan bermanfaat bagi pengembangan terkait penulisan 

sejarah peradaban Islam. 
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