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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
 

 
A.   Transliterasi Arab-Latin 

 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada halaman berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 

 ا
 

Alif 
Tidak 

dilambangkan 

 

Tidak dilambangkan 

 Ba b Be ب

 Ta T Te ت

 Sa s es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H Ha ح

 Kha Kh kadang ha خ

 Dal D De د

 Zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء 

 Ya Y Ye ي
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Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata yang mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (  ). 

2. Vokal 

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

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

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A آ

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ٱ
 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathahdanya᷄’ Ai a dan i ى

 Fathahdanwau Au a dan u و
 

3. Maddah 
 

Maddah  atau  vokal  panjang  yang lambangnya  berupa  harakat  dan  huruf, 

 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 
 

Harakat dan Huruf 
 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

׀ا.…ى  ...... Fathah dan alif atau ya᷄’ Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya᷄’ Ī i dan garis di atas ى

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و

 

3. Ta’ Marbutah 
 

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua, yaitu: ta’marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
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Sedangkan ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti 

oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu ditransliterasi kan dengan ha (h). 

4. Syaddah (Tasydid) 

 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ى ber-tasydid di akhir 

sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ۑ), maka ia ditransliterasi seperti huruf 

maddah menjadi ī. 

5.   Kata Sandang 

 
Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf  لا

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

6.   Hamzah 

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

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

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
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7. Penulisan Kata Arab yang Lazim di Gunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, atau lazim dan menjadi bagian 

dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak   lagi ditulis 

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

8. Lafz al-Jalālah (الله) 

 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Adapun tā’marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-Jalālah, 

 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 
9. Huruf Kapital 

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

transliterasinya  huruf-huruf  tersebut  dikenai  ketentuan  tentang penggunaan  huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

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

kata sandang al-, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
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Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital Al-. Ketentuan yang sama juga berlaku 

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 

baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, 

dan DR). 

 

B.   Daftar Singkatan 

 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 
1. swt.                 = subhanallahuwata’ala. 

 
2. saw.                 = sallallahu ‘alaihiwasallam. 

 
3. H                     = Hijriah. 

 
4. M                    = Masehi. 

 
5. SM                  = Sebelum Masehi. 

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

7. HR                  = Hadis Riwayat. 
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ABSTRACT 
 
 
 

Name                           : Hendra Umar 

Student Reg. No         : 80100221192 

Title                             : Sukarno’s Thought on Islamic law 
 

 

The aims of this research are: first, to explore Soekarno’s perception of 

Islamic law; second; to discover the construction of Soekarno’s Islamic legal 

thought; and third, to critically analyze Soekarno’s thoughts on Islamic law. 

To answer the research questions, this exploration employed normative 

and critical analytical approaches. More specifically, the study approach applied 

in this thesis was interdisciplinary study comprising: (i) a legal approach as a 

science  of  norms  or  a  normative  approach  which  was  analyzed  using  the 

principles of Islamic law, especially the aspects of uṣuliyyah and fiqhiyyah; and 

(ii) historical and contextual approach. This study was a library research, and its 

data sources were derived from literature related to the main issues discussed in 

this thesis. The data sources for this research consisted of primary, secondary and 

tertiary sources. 

Soekarno perceived that Islamic law had experienced a major injure when 

the ulamas closed the door to ijtihad. According to Soekarno, the basic principle 

of reforming Islamic law should be based on the Qur’an and hadiths, which he 

called true Islam, and on the use of ṣaḥīḥ hadiths. 

Soekarno’s Islamic legal thought works in three logics, namely Hegelian- 
Marxian dialectical logic, Abduhism logic, and pragmatism logic. Renewal of 
Islamic law according to Soekarno should be carried out by reopening the doors of 
ijtihad with six principles of Islamic legal revitalization. These principles require 
that  renewal  should:  be  based  on  Islamic  spirit  or  Islamic  substance  and 
principles; be based on historical awareness by finding the source of society’s 
development within history and by implementing historical maatschappelijke to 
discover Islamic law that is partial and historical in nature; apply Islamic science 
as an interdisciplinary approach; explore the law of jaiz or mubah so that Islamic 
legal products will have practical value; apply profits or losses by measuring 
benefits; and apply the rigidity of Islamic law as a form of adaptability of Islamic 
law to anticipate current developments. 

Soekarno’s  ijtihad  was  formulated  to  be  very  broad  and  to  cover  all 
aspects of Muslim life. The advantage of this model is its inclusivity, which 
allows for interdisciplinary reviews. Its major drawback is on the lack of clarity 
and  on  its  inaccuracy,  especially  the  lack  of  detailed  or  specific  operational 
technical guidance and the lack of consideration of fiqh texts as a treasure of 

Islamic intellectual in the past. 

This research strengthens the view that Sukarno was an avant garde who 

transcended  his  time  in  reforming  Islamic  law,  as  many  of  his  ideas  were 

discussed fifty or sixty years later. 

  



 
 

xvii 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

Nama : Hendra Umar 

NIM : 80100221192 

Judul : Pemikiran Soekarno tentang Hukum Islam 

 

 Tujuan penelitian ini, yaitu: pertama, mengeksplorasi persepsi Soekarno 

tentang hukum Islam; kedua; menemukan konstruksi pemikiran hukum Islam 

Soekarno; dan ketiga menganalisis secara kritis terhadap pemikiran Soekarno 

tentang hukum Islam. 

 Dalam menjawab penelitian ini, maka penulis menggunakan pendekatan 

normatif dan analitis kritis. Sedangkan pendekatan studi yang digunakan pada tesis 

ini studi interdispliner, yaitu: (i) pendekatan hukum sebagai ilmu norma atau 

pendekatan normatif yang dianalisis dengan menggunakan asas-asas hukum Islam, 

terutama aspek uṣuliyyah dan fiqhiyyah; (ii) pendekatan historis; dan pendekatan 

kontekstual.  Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan 

sumber data dari literatur yang terkait dengan pokok masalah yang dibahas pada 

tesis ini. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer, sekunder, dan tersier. 

Soekarno mempersepsikan tentang hukum Islam telah mengalami 

kecelakaan besar ketika para ulama melakukan penutupan pintu ijtihad. Semestinya  

prinsip  dasar  pembaharuan  hukum  Islam  menurut Soekarno  adalah  berdasarkan 

al-Qur'an dan hadis yang disebutnya Islam sejati dan penggunaan hadis-hadis ṣaḥīḥ. 

Pemikiran hukum Islam Soekarno bekerja dalam tiga nalar, yaitu: nalar 

dialektika Hegelian-Marxian, nalar Abduhisme, dan nalar pragmatisme.  

Pembaharuan hukum Islam menurut Soekarno dilakukan dengan membuka kembali 

pintu ijtihad dengan enam kaidah pembaharuan hukum Islam, yaitu berdasarkan api 

Islam atau roh Islam atau subtansi dan prinsip-prinsip Islam, berkesadaran sejarah 

dengan menemukan sumber kemajuan masyarakat dalam sejarah dan 

mengimplementasikan historis maatschappelijke untuk menemukan hukum Islam 

yang bersifat parsial dan menyejarah, menerapkan Islam science sebagai 

pendekatan interdisipliner, mengeksplorasi jaiz atau mubah sehingga produk 

hukum Islam akan bernilai praksis, menerapkan keuntungan atau kerugian dengan 

menakar kemaslahatan, dan menerapkan kekaretan hukum Islam sebagai bentuk 

adaptabilitas hukum Islam untuk mengantisipasi perkembangan zaman. 

Ijtihad Soekarno dirumuskan menjadi sangat luas dan mencakup semua 

aspek kehidupan umat Islam. Kelebihannya adalah inklusivitasnya yang dapat 

memungkinkan dilakukannya tinjauan interdisipliner. Kelemahan utamanya  adalah 

ketidakjelasan dan kekurangtepatannya, terutama tidak akan tersedia panduan 

teknis operasional yang terperinci atau spesifik dan kurang mempertimbangkan 

kitab-kitab fikih sebagai khazanah intelektual Islam masa silam. 

Penelitian ini menguatkan pandangan merupakan Soekarno seorang avant 

garde dalam pembaharuan hukum Islam yang melampaui zamannya karena banyak 

gagasannya didiskursuskan setelah lima puluh atau enam puluh tahun kemudian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum Islam memiliki ciri tipikal, yaitu berdimensi religius, spiritual dan 

eskatologis yang membedakan hukum Islam dengan sistem hukum yang lain. Ciri 

religiusitas dan spiritualitas yang ditunjukkan oleh hukum Islam dalam bentuk 

syariat yang merupakan jalan yang ditunjukkan oleh Allah Swt. kepada hamba-

hamba-Nya sebagai internalisasi  dari  sistem  agama  Islam  (dīn  al-Islām),  di  

samping  akidah  dan  akhlak.1 Sedangkan ciri eskatologisnya berkaitan dengan 

adanya janji pahala (targīb) apabila norma hukum Islam dilaksanakan dengan 

konsisten dan adanya ancaman siksa (tarḥīb) di akhirat apabila norma hukum Islam 

dilanggar yang ditekankan oleh Allah Swt. dan rasul-Nya sebagai legislator absolut 

(al-Syāri·).2  

Ciri tipikal hukum Islam yang berdimensi religius, spiritual dan eskatologis 

menyebabkan sebagian orientalis memandang hukum Islam bersifat absolut dan 

abadi sehingga tidak bisa beradabtasi dengan perubahan sosial, seperti yang 

dikemukakan oleh Christian Snouck Hugronje, Joseph Schact dan G. Bergstrasser. 

Hukum Islam yang bersifat keilahian, absolut dan abadi menurut mereka tidak 

 

1Yūsuf al-Qaraḍāwī, Madkhal li Dirāsah al-Syarī·ah al-Islāmiyyah (Cet. Beirut: 

Mu’assasah al-Risālah, 1414 H/1993 M.), h. 9-10.   

2·Abd  al-Wahhāb  Khallāf,  ˙Ilm  Uṣūl  al-Fiqh  (Cet. XII;   al-Qāhirah:   Maktabah   al-

Da·wah   al-Islāmiyyah Syabāb al-Azhar, 1398 H/1978 M), h. 96-97.   
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berkemampuan mengembangkan metodologi adaptabilitas terhadap perkembangan 

zaman.3  

Asumsi yang dikemukakan oleh sebagian orientalis tersebut sebenarnya 

kurang tepat. Hukum Islam memiliki dua sumber yang dapat menjadi elan vital bagi 

pengembangan  paradigma  barunya  di  era  kontemporer,  yaitu  sumber  statika  

berupa al-Quran dan hadis serta sumber dinamika, yaitu ijtihad. Kedua sumber ini 

saling berelasi untuk menjamin adaptabilitas hukum Islam terhadap perkembangan 

dan  tantangan zaman yang senantiasa berubah tanpa kehilangan spirit transendental 

dan eskatologisnya yang terkandung dalam dīn al-Islām.  Al-Quran dan hadis 

menjadi sumber inspirasi yang tidak ada habis-habisnya bagi eksplorasi pemikiran 

hukum Islam yang tetap berlandaskan pada dīn al-Islām sebagai jalan hidup (way 

of life) umat Islam. Ijtihad menjadi sarana untuk memahami al-Quran dan hadis 

sesuai dengan dinamika perkembangan zaman yang menuntut adanya pengkajian 

ulang terhadap produk hukum Islam yang sudah tidak relevan dengan zaman.   

Produk-produk hukum Islam sebenarnya akan tetap up to date dan berelasi dengan 

perubahan zaman apabila kerangka metodologi adaptabilitas ini dijalankan secara 

konsisten. 

Namun realitas menunjukkan bahwa produk-produk hukum Islam tidak 

selamanya mampu berhadapan dengan benturan peradaban kontemporer karena 

adanya gejala pensakralan pemikiran keagamaan (taqdīs al-afkār al-dinī) yang 

 

3Muḥammad Khālid Mas·ūd, Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi’s 

Life and Thought, terj. Yudian W. Asmin, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Surabaya: 

Al-Ikhlas, t.th.), h. 23-28.  
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hampir merata dalam semua dimensi khazanah intelektual Islam, termasuk dalam 

pemikiran hukum Islam.4  

Produk-produk hukum Islam yang terkristalisasi dalam bentuk mazhab-

mazhab fikih disakralkan oleh para pengikutnya dengan tradisi taklid, bahkan 

dianggap sebagai pemikiran yang final.  

Realitas zaman menyajikan tantangan modernitas yang sering kali membuat 

hasil ijtihad para ulama klasik kurang berkemampuan untuk menjangkau realitas 

tersebut. Isu-isu kontemporer, seperti kesetaraan perempuan antara perempuan dan 

laki-laki, hasil-hasil pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, Hak 

Asasi Manusia (HAM), perbankan dan sebagainya kadang kala ditatap sebagai isu-

isu di luar kerangka hukum Islam, sehingga jalan keluar yang paling terbaik adalah 

menolak hal tersebut dan bertahan pada otoritas teks dan hasil ijtihad yang telah 

mapan sejak berabad-abad yang lampau. 

 Isu-isu kontemporer akhirnya tidak terjangkau oleh hukum Islam. Umat 

Islam mengalami kesulitan dalam beradabtasi dengan kehidupan sehari-hari di era 

kontemporer karena batasan-batasan hukum Islam yang rigid menghalangi mereka 

untuk berelasi dengan modernitas. Modernitas diterima dengan penuh kegamangan. 

Jika hendak mengikuti ketetapan hukum Islam maka akan berhadapan resiko 

teralienasi dari realitas kekinian, namun jika harus berelasi dengan realitas kekinian 

maka muncul ketakutan akan melanggar perintah-perintah Tuhan yang bersifat 

sakral dan eskatologis.  

 

4M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Posmodernisme (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1997), h. 19-20.   
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 Wacana tentang meretas kebekuan ijtihad sebenarnya mengisyaratkan perlu 

dilakukannya pembaharuan hukum Islam dengan membongkar paradigma taklid 

yang telah lama mencengkeram alam pemikiran hukum Islam. Isu modernisasi 

dunia Islam, pembaharuan Islam dan pembukaan kembali pintu ijtihad telah 

memunculkan semangat baru di kalangan ulama dan cendekiawan merumuskan 

kembali pembaharuan hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman.5  

Dalam konteks ini, Sukarno dapat diposisikan sebagai seorang muslim 

pemikir Islam yang juga mendiskursuskan problematika hukum Islam di era 

modern.6   Penyebutan ini tidak berlebihan karena Sukarno sebagai pemikir banyak 

menulis tentang pemikiran Islam dan berpidato tentang masalah keislaman.  

Pemikiran Sukarno tentang masalah pembaharuan Islam bahkan sudah 

mulai ia kembangkan saat masih berusia muda ketika berinteraksi dengan para 

pemikir dan aktivis Islam lainnya, terutama H.O.S. Tjokroaminoto, H. Agus Salim, 

dan KH. Ahmad Dahlan.7 Islam sebagai agama dan keyakinannya merupakan salah 

satu aspek yang sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran Sukarno sejak masih 

muda, di samping nasionalisme dan marxisme.8 Sukarno bahkan diberi tiga gelar 

 

5Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Cet. 

XIX; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 77-88.  

6Penyebutan Sukarno sebagai seorang muslim pemikir Islam berasal dari A. Dahlan 

Ranuwihardjo, pakar Hukum Tata Negara yang juga sangat dekat dengan Sukarno, ketika 

memberikan kata pengantar pada buku kumpulan tulisan dan notulensi pidato Sukarno tentang Islam 

yang diberi judul Bung Karno dan Wacana Islam, sekali pun Sukarno sering digolongkan sebagai 

sebagai tokoh nasionalis sekuler. A. Dahlan Ranuwihardjo, “Kata Pengantar: Bung Karno Seorang 

Muslim Pemikir Islam,” dalam Sukarno, Bung Karno   dan Wacana Islam: Kenangan 100 Tahun 

Bung Karno (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2001), h. xi.  

7Maslahul Falah, Islam Ala Soekarno: Jejak Langkah Pemikiran Islam Liberal Indonesia 

(Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), h. 17-28.  

8Peter Kasenda, Sukarno Muda: Biografi Pemikiran 1926-1933 (Cet. II; Depok: Komunitas 

Bambu, 2014), h. 118.  
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Doktor Honoris Causa (DR. HC.) dalam bidang keislaman, yaitu bidang ilmu 

filsafat dari Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir pada tanggal 24 April 1960; bidang 

Ushuluddin dari IAIN Jakarta pada tanggal 2 Desember 1964 dan bidang Filsafat 

Ilmu Tauhid dari Universitas Muhammadiyah, Jakarta pada tanggal 3 Agustus 

1965.9  

Hal ini merupakan anomali bagi seseorang yang dipersepsikan bukan dari 

kalangan pemikir atau politisi Islam, seperti B.J. Boland yang mengkategorikan 

Sukarno sebagai pemikir dan politisi nasionalis sekuler,10 Deliar Noer 

menggolongkan Sukarno sebagai pemikir dan politisi kebangsaan yang netral 

agama,11 atau Ija Suntana yang secara implisit mengkategorikan Sukarno sebagai 

pemimpin sekuler.12 Badri Yatim bahkan menyebutkan bahwa para sejarawan di 

dalam dan luar negeri menempatkan Sukarno sebagai seorang tokoh nasionalis 

sekuler yang sering berhadapan dengan nasionalis Islam.13 

Soekarno  sangat  menyakini  bahwa  Islam  merupakan  agama  progresif 

yang membawa kemajuan bagi umat manusia, sebagaimana dia sebutkan bahwa 

Islam is progress atau Islam itu kemajuan. Soekarno menganjurkan bahwa 

 

9Ahmad Basarah, Bung Karno, Islam dan Pancasila (Cet. I; Jakarta: Konstitusi Press, 

2017), h. 20.  

10B.J. Boland, The Stuggle of Islam in Modern Indonesia, terj. Saafroedin Bahar, 

Pergumulan Islam Di Indonesia: 1945-1972 (Cet. I; Jakarta: Grafiti Pers, 1985), h. 28. 

11Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942, terj. Deliar Noer, 

Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942 (Cet. II; Jakarta: LP3ES, 1982), h. 342.  

12Ija Suntana, Politik Hukum Islam (Cet. I; Bandung: Setia, 2014), h. 38-41.  

13Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1999), h. 2.  
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progresivitas Islam harus diiringi oleh kemampuan untuk merespon kemajuan 

zaman.14  

 Namun Soekarno menemukan realitas pengamalan ajaran Islam sangat 

jumud dan terikat kuat dengan taklid, terutama dalam hukum Islam. Dia mengamati 

bahwa wacana hukum Islam yang berkembang pada masanya hanyalah 

membicarakan tentang masalah haram, makruh, sunnah, dan fardhu saja, tetapi 

melupakan aspek mubah yang lebih banyak memberikan keluasan dan keluwesan 

hukum Islam dalam kemajuan umat Islam.15 Dalam pandangan Soekarno bahwa 

Islam tidak akan berkembang tanpa ilmu pengetahuan yang diistilahkannya dengan 

“Islam Science,” yaitu pengetahuan al-Qur'an dan hadis disertai dengan 

pemahaman berdasarkan ilmu pengetahuan umum (science). Soekarno menyebut 

Islam science sebagai bentuk anti taklid.16  

Soekarno juga memandang bahwa adaptabilitas hukum Islam terhadap 

kemajuan zaman sangat penting bagi elan vital ajaran Islam itu sendiri di tengah 

arus modernisasi. Soekarno menyebutnya dengan “kekaretan hukum Islam.” 

Kekaretan hukum Islam inilah yang menurutnya menjadikan hukum Islam mudah 

beradaptasi dengan berbagai kultur dan peradaban manusia.17  

 

14Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," dalam K. Goenadi dan H. Muallif Nasution 

(eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965), 

h. 334.   

15Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," h. 334.  

16Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," h. 335-337.  

17Soekarno, “Me-“Muda”-kan Pengertian Islam,” dalam K. Goenadi dan H. Muallif 

Nasution (eds.). Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera 

Revolusi, 1965), h. 375-377. 



 

 

 

7 

 

Dengan keyakinan inilah maka Soekarno menentang berbagai fatwa ulama 

yang disebutnya jumud. Soekarno membersihkan bejana yang dijilat anjing dengan 

air sabun dan kreolin, bukan dengan tanah. Soekarno juga membolehkan transfusi 

darah sekali pun kepada orang kafir, menolak  tabir, dan lain-lain.18  

 Pemikiran Soekarno tentang hukum Islam ini sangat progresif, tetapi 

sayangnya tidak dilengkapi dengan metodologi istinbaṭ hukum yang terperinci 

(tafṣīlī). Hal ini wajar karena Soekarno bukanlah seorang fuqaha. Beliau adalah 

seorang muslim terpelajar yang resah dengan ketertinggalan umat Islam dan 

mencoba menawarkan  cara pemahaman Islam yang rasional dan visioner, sekali 

pun terkesan liberal. Tesis ini hendak memproyeksikan pemikiran hukum Islam 

seperti yang dimaksudkan oleh Soekarno, sehingga dapat menghasilkan pembacaan 

yang baru terhadap ide ide pembaharuan hukum Islam Soekarno. 

  
  

B. Rumusan Masalah 

 Tesis ini akan mengangkat pokok masalah: Bagaimana pemikiran Soekarno 

tentang Hukum Islam?  

Pokok masalah tesebut kemudian dijabarkan menjadi tiga sub masalah: 

1. Bagaimana persepsi Soekarno tentang hukum Islam? 

2. Bagaimana pemikiran hukum Islam Soekarno? 

3. Bagaimana analisis kritis terhadap pemikiran Soekarno tentang hukum Islam? 

 

 

18Maslahul Falah, Islam Ala Soekarno: Jejak Langkah Pemikiran Islam Liberal 

Indonesia, h. 126-139.  



 

 

 

8 

 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

1. Pengertian Judul 

Tesis ini berjudul Pemikiran Soekarno tentang Hukum Islam. Kata dan 

istilah yang digunakan dalam tesis ini perlu dieskplanasikan agar tidak 

memunculkan salah pengertian (miss perception) atau salah pemahaman (miss 

understanding) terhadap makna yang dimaksudkan oleh judul tesebut. 

a. Pemikiran 

Dalam bahasa Indonesia, kata pemikiran berasal dari “pikir” yang secara 

literal bermakna akal budi, ingatan, angan-angan, kata dalam hati, pendapat atau 

pertimbangan. Sedangkan pemikiran bermakna proses, perbuatan, atau cara 

berfikir.19  

Kata ini pikir ini secara etimologi terambil dari bahasa Arab, yaitu al-fikr. 

Kata ini merupakan bentuk maṣdar dari kata fakara (fi·il māḍī) dan yafkiru (fi·il 

muḍāri·) yang bermakna “penggunaan akal (a·mal al-·aql)” atau “penyusunan 

suatu konsep yang sudah diketahui untuk dapat memahami mencapai hal-hal yang 

tidak diketahui (fīhi wa rattaba mā ya·lamu liyaṣila bihi ilā majhūl). Kata al-fikr 

sebagai bentuk maṣdar bermakna perbuatan atau penggunaan akal yang berangkat 

dari hal-hal yang telah diketahui untuk memahami hal-hal yang belum diketahui 

(i·mal al-·aql fī al-ma·lūm li al-mawṣūl ilā ma·rifah al-majhūl).20 

 

19Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II 

(Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 767-768.   

20Majma·   al-Lugah   al-·Arabiyyah   al-Idārah   al-·Āmmah  li   al-Mu·jamāt   wa  Iḥyā  

al-Turāṡ, Mu·jam al-Wasīṭ (Cet. IV; Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dawliyyah, 1425 H/2004 M), h. 

698.  
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Dalam bahasa Inggris, bahwa pemikiran disebut thought yang secara literal  

merupakan sinonim dari think yang bermakna pikiran seseorang dan semua ide 

yang dimiliki saat terjadinya proses berfikir (a person mind and all ideas that they 

have in it when they are thinking).21   

Makna pemikiran berkaitan erat dengan penggunaan akal budi untuk 

menyusun dan memahami konsep yang sudah diketahui guna mencapai 

pemahaman tentang hal-hal yang belum diketahui yang menekankan pada proses 

kognitif aktif yang melibatkan pengolahan informasi, analisis, dan sintesis. 

Pemikiran bukan hanya sekedar kumpulan ide atau ingatan, tapi lebih kepada proses 

aktif berfikir yang melibatkan akal budi dalam memahami, mengaitkan, dan 

mencapai kesimpulan atau pemahaman baru. Pemikiran merupakan proses aktif 

menggunakan akal budi untuk mengolah, menganalisis, dan menyintesis informasi 

dan ide yang diketahui untuk mencapai pemahaman atau kesimpulan baru tentang 

hal-hal yang belum diketahui." Proses ini melibatkan berbagai aspek kognitif 

seperti ingatan, imajinasi, evaluasi, dan refleksi, yang semuanya bekerja bersama 

untuk membentuk pemahaman atau pendapat. 

b. Soekarno 

Soekarno yang dimaksud dalam tesis ini adalah salah satu proklamator 

kemerdekaan Indonesia22 dan presiden pertama R.I. yang dikenal pula dengan nama 

 

21A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (Cet. VIII; 

Oxford: Oxford University Press, 2010), h. 1555.   

22Proklamator kemerdekaan Indonesia ada dua orang, yaitu Sukarno dan Mohammad Hatta. 

Keduanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di depan 

kediaman Sukarno di Jalan Pegangsaan Ti·r Nomor 56 Jakarta. Lihat Ahmad Mansur Suryanegara, 

Api Sejarah, Jilid II (Cet. IV; Bandung: Salamadani, 2012), h. 150-155. 
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panggilan Bung Karno. Beliau lahir pada hari Kamis pon 18 Safar 1813 Saka yang 

bertepatan dengan tanggal 16 Juni 1091 di Lawang Seketeng, Surabaya.23 Beliau 

wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), 

Jakarta.24 Mengenai biografi singkatnya akan diuraikan pada bab II tesis ini. 

c. Hukum Islam 

Hukum Islam dapat ditinjau dalam dua term, yaitu syariah dan fikih yang 

memiliki maknanya masing-masing.25  

Kata syari’ah secara etimologi diambil dari kata al-syar·u yang berarti 

petunjuk yang dapat menerangkan atau menjelaskan sesuatu (·ibārah ·an al-bayān 

wa al-iẓhār) atau menjadikan jalan atau tempat menuju (ja·alahu ṭarīqan wa 

mażhaban). Secara terminologi, syariah didefinisikan oleh al-Jurjānī, yaitu: 

 26 .هي الائتمار بالتزام العبودية، وقيل: الشريعة: هي الطريق في الدين الشريعة

Artinya: 

 

Syariah adalah sejumlah perintah dengan komitmen ketundukan  

penghambaan atau dapat dikatakan jalan menuju pada agama. 

 

 Dengan kata lain, syariah adalah agama Islam itu sendiri yang secara 

normatif menjadi perangkat norma Ilahiah yang mengatur hubungan manusia 

dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia 

 

23Abdullah Shodiq, Mustafa Kemal, Sukarno, dan Abdurrahman Wahid: Bapak Pendiri 

Turki dan Indonesia Baru, Persamaan dan Perbedaan Politik Kenegaraan (Cet. I; Malang: Literasi 

Nusantara, 2020), h. 31.   

24Arif Zulkifli dkk., Seri Buku Tempo: Sukarno, Paradoks Revolusi Indonesia (Ce. I; 

Jakarta: Tempo, 2010), h. 25.  

25Zainuddin Ali, Hukum Islam dalam Kajian Syari’ah dan Fiqh Di Indonesia (Ed. I; Cet. 

I; Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2000), h. 2.   

26·Alī bin Muḥammad bin Alī al-Ḥusaynī al-Jurjānī, al-Ta·rifāt (Cet. I; Kairo: Syirkah al-

Quds, 2007), h. 209.   
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dengan makhluk lainnya. Norna-norma tesebut meliputi kaidah ibadah, kaidah 

muamalah, dan kaidah sunnatullah yang dirinci aturannya terdapat dalam al-Qur’an 

dan hadis. Dalam aspek hukum, syariah berarti dasar hukum yang ditetapkan oleh 

Allah Swt. melalui rasul-Nya yang wajib diikuti oleh kaum muslimin berdasarkan 

keimanan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan  Allah  Swt. dan sesama 

manusia atau pun benda-benda dalam masyarakat.27  

 Syariah di kemudian hari mengalami penyimpitan makna semantik menjadi 

hanya fikih atau hukum Islam.28 Adapun fikih secara bahasa bermakna memahami 

tujuan pembicaraan dari perkataannya (·ibārah ·an fahm garaḍ al-mutakallim min 

kalāmihi).29 Pengertian fikih secara terminologi dikemukakan oleh ·Abd al-

Wahhāb Khallāf, yaitu: 

 30 
 

Artinya: 

 

Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan amal 

perbuatan manusia yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang 

terperinci. 

 

 Fikih merupakan produk pemahaman manusia terhadap norma-norma 

syariah. Hasil pemahaman tesebut disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih. 

Norma-norma syariah bersifat umum, sedangkan fikih merupakan bentuk aplikasi 

dari norma-norma syariah secara terperinci. Dalam kepustakaan hukum Islam 

 

27Zainuddin Ali, Hukum Islam dalam Kajian Syari’ah dan Fiqh Di Indonesia, h. 6.  

28Hamka Haq, Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya. Makassar (Cet. I; Makassar: 

Yayasan Al-Ahkam. 2001), h. 17. 

29·Alī bin Muḥammad bin Alī al-Ḥusaynī al-Jurjānī, al-Ta·rifāt, h. 272. 

30·Abd al-Wahhāb Khallāf, ˙Ilm Uṣūl al-Fiqh, h. 11.    
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berbahasa Inggris, syariah diterjemahkan dengan Islamic law, sedangkan fikih 

diterjemahkan dengan Islamic jurisprudence.31  Dalam tesis ini, hukum Islam yang 

dimaksud merujuk pada kepada makna syariah dan fikih.  

 Pengertian ini dipilih disebabkan dalam wacana inilah Soekarno 

mendiskursuskan hukum Islam, yaitu harus adanya gerakan ijtihad untuk 

menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan modernitas, 

termasuk mengantisipasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.  

 Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka Pemikiran Soekarno tentang 

Hukum Islam yang dimaksud adalah ide, pemikiran, penalaran, atau pemahaman 

Soekarno tentang ketentuan syariah dan fikih yang mampu menjawab segala 

permasalahan modernitas yang dialami oleh umat Islam. 

2. Ruang Lingkup Pembahasan 

Karakteristik kepribadian Soekarno menurut Roeslan Abdulgani dapat 

dideskripsikan dalam tiga hal, yaitu: Soekarno sebagai ideolog atau pemikir, 

Soekarno sebagai politikus dan negarawan, dan Soekarno sebagai manusia biasa.32 

Sekali pun ketiga-tiganya saling terkait, namun tesis ini akan memfokuskan sosok 

Soekarno sebagai ideolog dan pemikir, bukan sosok Soekarno sebagai politikus, 

negarawan, atau manusia biasa. Eksistensi Soekarno sebagai politikus, negarawan 

dan manusia biasa hanya akan dibicarakan apabila memiliki kaitan erat dengan hal-

hal yang dibahas saja. 

 

 

31Zainuddin Ali, Hukum Islam dalam Kajian Syari’ah dan Fiqh Di Indonesia, h. 7-8.   

32M. Ridwan Lubis, Sukarno dan Modernisme Islam (Cet. I; Jakarta: Komunitas Bambu, 

2010), h. 9.   
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D. Kajian Pustaka 

 Soekarno sebagai seorang pemikir, ideolog, politikus negarawan, dan 

manusia biasa telah menjadi diskursus tersendiri yang menarik perhatian banyak 

akademisi dan ilmuwan untuk mengkajinya secara mendalam. Sudah banyak buku, 

makalah, atau artikel ilmiah yang diterbitkan untuk mendiskursuskan Soekarno 

dalam berbagai aspeknya. Namun hasil pengkajian Penulis didapatkan belum ada 

penelitian ilmiah yang khusus mendiskursuskan konsepsi Soekarno berkaitan 

dengan pembaharuan hukum Islam. 

1. Buku yang berjudul Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence 

yang ditulis oleh Bernard Dahm, kemudian diterjemahkan oleh Hasan Basari 

dengan judul Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan. Buku ini berasal dari 

disertasi Dahm pada Universitas Kiel, Jerman Barat pada tahun 1964 yang 

mengeksplanasikan kehidupan, perkembangan pemikiran, serta peran sentral 

yang dimainkan oleh Soekarno dalam sejarah pergerakan nasional dan 

perjuangan kemerdekaan Indonesia. 33  

 Dahm membagi tiga tahap perkembangan intelektualitas Soekarno. 

Tahap pertama yang dilalui oleh Soekarno adalah tahap nasionalis yang terjadi 

pada tahun 1926 s.d. 1931, yaitu: ketika ide-ide nasionalisme berkembang 

pesat dalam pemikiran Soekarno yang mencapai puncaknya pada pendirian 

PNI (Partai Nasionalis Indonesia) pada tahun 1927 yang mengantarkan 

Soekarno sebagai pemimpin baru gerakan nasionalisme Indonesia. Tahap 

 

33Bernard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, terj. Hasan 

Basari, Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1987), h. vii.   
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kedua adalah tahap marhaenis atau marxis yang terjadi pada tahun 1932 s.d. 

1933 pada waku Soekarno mengupayakan adanya persatuan dengan kaum 

marxis Indonesia melalui PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik 

Kebangsaan Indonesia) dan mengembangkan wacana marxisme yang 

disesuaikan dengan karakteristik keindonesiaan yang disebutnya sebagai 

marhaenisme. Tahap ketiga adalah tahap Islamis yang terjadi pada tahun 1934 

s.d. 1941 ketika Soekarno mempelajari secara intensif agama Islam setelah di 

buang ke Endeh, Flores pada tanggal 17 Februari 1934, sehingga Soekarno 

menjadi juru bicara modernisasi pemikiran keislaman.34  

 Dahm tidak bermaksud mendistorsi perkembangan intelektualitas 

Soekarno secara demarkasif dalam periode-periode tertentu karena pada 

kenyataan ide-ide tentang nasonalisme, marxisme dan pembaharuan Islam 

senantiasa muncul dalam semua periode tesebut. Dahm membaginya 

berdasarkan intensitas dan penekanan yang muncul dari tulisan-tulisan dan 

pidato-pidato Soekarno yang mewacanakan Nasonalisme, Marxisme dan 

pembaharuan Islam. Periodesasi yang disebut oleh Dahm ini dapat 

menjelaskan adanya tiga ide sentral dalam konsepsi Soekarno, yaitu Islam, 

Nasionalisme, dan Marxisme. Dari sinilah maka dapat dipahami keinginan 

besar dari Soekarno untuk menyatukan tiga pemikiran tesebut dalam ajarannya 

yang melembaga pada era Orde Lama, yaitu: Nasakom (Nasionalisme, Agama, 

 

34Bernard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 71-239.  
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dan Komunis) sebagai gerakan progresif revolusioner untuk menguatkan 

persatuan nasional dan membangun kemajuan Indonesia.35  

 Pada dimensi Soekarno menjadi Islamis, maka Dahm secara singkat 

memotret sisi pemikiran Soekarno yang gundah terhadap kejumudan umat 

Islam, berkembangnya taklid, dan kritik keras Soekarno kepada wacana hukum 

Islam. Pembaharuan hukum Islam hanya disebut Dahm secara sekilas saja, 

bahwa Soekarno menyatakan perang kepada fikih dan menentang taklid.36 

Sayangnya dalam pembahasan tahap Islamis dari Soekarno, Dahm hanya 

menjelaskan secara singkat, tidak seperti tahap nasionalis dan marhaenis atau 

marxisme yang sangat detil.37 Dahm sepertinya tidak terlalu memandang 

penting tahap Islamisnya Soekarno karena menurutnya tujuan Soekarno 

mewacanakan pembaharuan Islam bukanlah untuk kebangkitan Islam, tetapi 

sarana untuk melanjutkan perjuangannya mengorbankan semangat perjuangan 

rakyat Indonesia.38 Dahm memang dalam disertasinya ini terlalu menekankan 

sisi Jawanisme dari Soekarno yang sinkretis, eklektis, dan harmonis. Segala 

sesuatu yang muncul dari Soekarno selalu dikaitkan Dahm dengan kepribadian 

Soekarno tesebut. Pembaharuan Islam yang dikemukakan oleh Soekarno 

menurut Dahm bukan murni dari sisi keberagamaan Soekarno, tetapi muncul 

dari sisi sinkretismenya yang membangun persatuan antara kaum nasionalis 

dan kaum beragama.  

 

35Bernard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 71-239.  

36Bernard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 218-230.  

37Bernard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 71-239.   

38Bernard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 239.    
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 Dahm juga setuju dengan para pengkritik Soekarno terutama 

Mohammad Natsir   bahwa reinterpretasi yang dilakukan oleh Soekarno 

terhadap al-Qur'an dan hadis telah keluar dari ajaran Islam, dapat menghasilkan 

agama baru, dan melikuidasi ajaran Islam.39  

 Tesis ini hendak menunjukkan bahwa dimensi Islamis dalam Soekarno 

bukan memanfaatkan Islam untuk tujuan politiknya, tetapi muncul dari 

keberagamaan Soekarno yang resah melihat adanya kejumudan pemikiran 

keislaman. Tesis ini juga akan menunjukkan bahwa nalar Soekarno juga 

mengandung cara berfikir sinkretis harus diakui berakar dari budaya Jawa 

seperti yang menjadi temuan Dahm, tetapi terbatas dalam mengkonstruk nalar 

dialektik dan pragmatis Soekarno yang juga muncul pada pemikirannya 

tentang hukum Islam, bukan pada pengamalan mistisisme Jawa seperti dikenal 

pada tradisi priyayi Jawa. 

2. Buku yang berjudul Sukarno dan Modernisme Islam yang ditulis oleh M. 

Ridwan Lubis. Buku ini pada mulanya adalah disertasi penulisnya pada 

Fakultas Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 

tahun 1987, kemudian diterbitkan pertama kali pada tahun 2010 menjadi buku 

oleh penerbit Komunitas Bambu.40 Penulis menerangkan bahwa pemikiran 

Soekarno merupakan pola pemikiran yang rasional yang didasari keyakinan 

bersungguh-sungguh kepada Allah Swt. Islam dalam pemahaman Soekarno 

sangat dimanis dan adaptif dengan perkembangan zaman, termasuk 

 

39Bernard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 239.    

40M. Ridwan Lubis, Sukarno dan Modernisme Islam, h. xiii.   
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perkembangan kemajuan manusia di era modern.41 Hal ini sesuai dengan 

prinsip elastisitas ajaran Islam yang menjadi pegangan Soekarno bahwa 

sumber ajaran Islam yang absolut hanyalah al-Qur'an dan hadis, sedangkan 

sumber ajaran Islam yang lain merupakan hasil refleksi pemikiran manusia 

terhadap kedua sumber tesebut. Soekarno kemudian hendak mencari 

persesuaian antara ajaran Islam dengan tantangan zaman di era modern.42  

 Menurut Soekarno bahwa salah satu faktor kemunduran umat Islam 

adalah keterikatan pada pendapat para ulama terdahulu yang menimbulkan 

kebekuan pemikiran. Soekarno mendorong agar dilakukan terobosan-

terobosan baru dalam pemikiran Islam. Soekarno tidak puas dengan pola 

pemikiran Islam yang dikembangkan oleh para pembaharu pada zamannya 

maupun kalangan pesantren yang menurutnya sama-sama berfikir tradisional.43 

Menurut Soekarno bahwa pembaharuan Islam bisa tercapai jika umat Islam 

merubah orientasi teologi dari Asy·ariyyah menjadi Mu·tazilah yang sangat 

rasional, kemudian mengambil alih ilmu pengetahuan modern dan 

mengintegrasikannya dengan Islam.44  

 Dalam konteks pemikiran hukum Islam, buku ini juga telah membahas 

tentang beberapa konsepsi Soekarno secara fiqhiyyah, seperti: penolakan 

Soekarno tentang penggunaan tabir atau hijab yang memisahkan tempat laki-

 

41M. Ridwan Lubis, Sukarno dan Modernisme Islam, h. 148-150.   

42M. Ridwan Lubis, Sukarno dan Modernisme Islam, h. 152-155.   

43M. Ridwan Lubis, Sukarno dan Modernisme Islam, h. 155-156.   

44M. Ridwan Lubis, Sukarno dan Modernisme Islam, h. 168-172.   
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laki dan perempuan, kebolehan transfusi darah, halalnya bunga bank, serta 

hubungan Islam dengan negara atau pandangan Islam terhadap demokrasi.45  

 Buku ini sangat komprehensif yang menguraikan konsepsi Soekarno 

dalam pembaharuan Islam. Namun buku tesebut tidak ditujukan untuk 

mendiskursuskan pemikiran Soekarno dalam hukum Islam. Masalah-masalah 

fiqhiyyah yang diwacanakan oleh Soekarno dalam buku ini dibahas untuk 

menunjukkan beberapa terobosan pemikiran Soekarno terkait dengan Islam 

sebagai agama rasional dan progresif dan dapat beradaptasi dengan modernitas. 

Buku ini kurang menunjukkan nalar dari pemikiran hukum Islam dari Soekarno 

dan penggunaan nalar Soekarno dalam kasus-kasus hukum Islam, sehingga 

seakan-akan pemikiran hukum Islam dari Soekarno lahir secara parsial dari 

lompatan pemikiran Soekarno tanpa adanya basis nalar tertentu.  

 Tesis ini akan menunjukkan bahwa pemikiran hukum Islam yang 

dikonsepsikan oleh Soekarno sebenarnya berakar dari nalar dialektika 

Hegelian-Marxian,  Abduhisme, dan pragmatisme yang dipergunakannya 

untuk membangun konsep ijtihad. 

3. Buku yang ditulis oleh Maslahul Falah yang berjudul Islam Ala Soekarno: 

Jejak Langkah Pemikiran  Islam Liberal Indonesia, diterbitkan pertama kali 

oleh  Kreasi Wacana pada tahun 2003.  

 Maslahul Falah menegaskan bahwa memahami pemikiran Soekarno 

harus dimulai dari pemahaman terhadap karakteristik konsepsi Soekarno yang 

revolusioner-global, rasionalisme-sekularisme, dan modernisme. Maslakul 

 

45M. Ridwan Lubis, Sukarno dan Modernisme Islam, h. 181-216.    
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Falah bahkan mengkonstruksi pokok-pokok pemikiran Soekarno yang 

disebutnya sebagai rukun-rukun Soekarnoisme, yaitu: persatuan kebangsaan, 

pembelaan kepada kaum marhaen, pembaharuan dan perubahan, dan 

nasionalistik.46  

 Pemikiran Soekarno dalam hukum Islam telah dibahas pula oleh 

Maslakul Falah yang disebutnya sebagai Fikih Soekarno. Konsep paling utama 

dari Fikih Soekarno adalah prinsip fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam 

yang diistilahkan oleh Soekarno dengan kekaretan. Menurut Soekarno prinsip 

utama inilah yang akan menjadi kekuatan Islam di tengah perubahan zaman.47 

Soekarno menolak distorsi terhadap kaidah-kaidah fiqhiyyah, sehingga 

menghalalkan perbuatan dosa.48 Fikih Soekarno yang terlihat liberal bukan 

diartikan untuk menjungkirbalikkan normativitas hukum Islam yang sudah 

bersifat permanen (qaṭ·i), tetapi hanya membuka ruang kekaretan hukum Islam 

agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurut Soekarno 

bahwa  fikih  hanyalah  “kendaraan”  dari  ruh  etis  Islam,  yaitu  tauhid  yang  

hidup  serta al-Qur'an.49  

 Dalam konteks ruh etis Islam inilah fikih Soekarno diletakkan, lalu 

memunculkan pandangan-pandangannya yang membolehkan bunga bank, 

 

46Maslahul Falah, Islam Ala Soekarno: Jejak Langkah Pemikiran Islam Liberal Indonesia, 

h. 148-152.    

47Maslahul Falah, Islam Ala Soekarno: Jejak Langkah Pemikiran Islam Liberal Indonesia, 

h. 115.     

48Maslahul Falah, Islam Ala Soekarno: Jejak Langkah Pemikiran Islam Liberal Indonesia, 

h. 117.  

49Maslahul Falah, Islam Ala Soekarno: Jejak Langkah Pemikiran Islam Liberal Indonesia, 

h. 122. 
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donor darah, dan penyucian najis jilatan anjing dengan kreolin.50 Maslahul 

mengkritik Soekarno yang menurutnya lebih mengarah pada sekuralisasi 

agama secara rigid, menggunakan daya nalarnya secara berlebihan dan 

meninggalkan hikmah. Maslakul menegaskan fikih ini tidak menyentuh wahyu 

sama sekali.51 

 Tesis ini akan menunjukkan bahwa pemikiran hukum Islam yang 

dikonsepsikan oleh Soekarno bukanlah bentuk sekuralisasi yang rigid seperti 

yang dibayangkan oleh Maslakul. Soekarno memang bukan seorang ulama, 

sehingga sangat wajar jika pemikirannya tidak didukung oleh metodologi 

ijtihad yang rinci (tafṣilī) seperti yang dirumuskan para fukaha. Apalagi seperti 

yang diakui oleh Maslakul Falah sendiri bahwa Soekarno memang terbiasa 

berfikir global, sehingga hal-hal rinci dan metodologis tidak terlalu 

diperhatikan oleh Soekarno. Namun hal ini bukan berarti pemikiran hukum 

Islam yang diistilahkan oleh Maslakul Falah dengan Fikih Soekarno tidak 

memiliki landasan fiqhiyyahnya. Tesis ini akan mendiskursuskan Fikih 

Soekarno tesebut dalam lingkup fiqhiyyah.  Di sisi lain, tesis ini akan melihat 

secara berbeda bahwa sekuralisasi Soekarno lahir dari dominasi peradaban 

Barat yang menghegemoni dunia Islam, sehingga lahir perasaan inferior.  

4. Buku yang ditulis oleh Ahmad Basarah yang berjudul Bung Karno, Islam dan 

Pancasila yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2017 oleh Konstitusi Press, 

 

50Maslahul Falah, Islam Ala Soekarno: Jejak Langkah Pemikiran Islam Liberal 

Indonesia, h. 126-134.  

51Maslahul Falah, Islam Ala Soekarno: Jejak Langkah Pemikiran Islam Liberal 

Indonesia, h. 138.  
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Jakarta.  Buku  ini  merupakan  versi  yang  lebih  ringkas  yang  diambil  dari  

disertasi Ahmad Basarah  pada Program  Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Diponegoro, Semarang dengan judul Eksistensi Pancasila sebagai 

Tolok Ukur dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di Mahkamah Konstitusi: 

Kajian Perspektif Filsafat Hukum dan Ketatanegaraan.52 

 Basarah menegaskan bahwa Soekarno bukan hanya sebagai seorang 

pemikir dan pejuang kebangsaan, tetapi juga sebagai seorang pemikir dan 

pejuang Islam.  Soekarno sudah sejak masih muda sudah mengikutsertakan 

pemikiran tentang Islam, santri yang mengikuti tablig-tablig dari KH. Ahmad 

Dahlan, dan menemukan keyakinan ketuhanan dan keagamaannya ketika 

dipenjara dan diasingkan.53  

 Namun Basarah dalam buku ini tidak membahas klaim-klaimnya 

tesebut. Buku ini sebagai bentuk pokok-pokok disertasinya hanya 

mendiskursuskan Pancasila sebagai tolok ukur pengujian undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi R.I. dengan 

menjadikan filsafat hukum dan hukum ketatanegaraan sebagai pendekatan 

analisisnya, bukan dimaksudkan untuk mendiskursuskan pemikiran keislaman 

Soekarno. Dalam buku ini tidak ditemukan penjelasan Basarah terkait dengan 

pemikiran Islam Soekarno, apalagi pembaharuan hukum Islam. 

 

52Ahmad Basarah, Bung Karno, Islam dan Pancasila, h. vii.   

53Ahmad Basarah, Bung Karno, Islam dan Pancasila, h. 1-6.    
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5. Buku yang ditulis oleh Hasto Kristiyanto yang berjudul Geopolitik Bung 

Karno: Progressive Geopolitical Coexistence yang diterbitkan pertama kali 

oleh Unhan Press, Bogor pada tahun 2023.  Buku ini berasal dari disertasinya 

pada Program Doktor Studi Ilmu Pertahanan pada tahun 2022 yang berjudul 

Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya terhadap 

Pertahanan Negara.54 Hasto menunjukkan bahwa pemikiran geopolitik 

Soekarno berangkat dari nalar dialektika (denk method) yang dibangun dari 

tesis, antitesis, dan sintesis yang berasal dari alam pikir rakyat dan masyarakat 

dunia. Dialektika pertama muncul dari pemahaman Soekarno terhadap 

kebesaran sejarah Nusantara, tradisi, adat-istiadat, keluhuran budi pekerti, serta 

tata kelola pemerintahan dan strategi kerajaan-kerajaan dalam menjaga 

kedaulatan wilayahnya secara utuh. Dialektika kedua muncul dari analisis 

Soekarno dalam melihat problematika dan permasalahan yang terjadi dengan 

menggunakan analisis historisme, Islamisme, nasionalisme, dan Marxisme.55 

Hasto menemukan adanya tujuh variabel utama dari pengarusutamaan 

pemikiran geopolitik Soekarno, yaitu: demografi, teritorial, sumber daya alam, 

militer, politik, koeksistensi damai, serta sains dan teknologi.56 

 Sekali pun Hasto menyinggung adanya analisis Islamisme dalam 

pemikiran geopolitik Soekarno, namun ia tidak mengelaborasi implementasi 

 

54Hasto Kristiyanto, Geopolitik Bung Karno: Progressive Geopolitical Coexistence (Cet. I; 

Bogor: Unhan Press, 2023), h. xiii.   

55Hasto Kristiyanto, Geopolitik Bung Karno: Progressive Geopolitical Coexistence  h. 

43-49. 

56Hasto Kristiyanto, Geopolitik Bung Karno: Progressive Geopolitical Coexistence, h. 

274.  
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analisis tersebut. Buku Hasto juga bukan difokuskan untuk mendiskursuskan 

pembaharuan hukum Islam. Namun Hasto menunjukkan bahwa pemikiran 

Soekarno senantiasa mengandung nalar dialektika, sehingga akan sulit untuk 

memahami pemikiran hukum Islam dari Soekarno tanpa mengelaborasi nalar 

dialektikanya pula, khususnya nalar dialektika Hegelian-Marxian yang 

menjadi temuan tesis ini.  Tesis ini akan memperlihatkan bahwa Soekarno 

merupakan bagian dari pemikir atau cendekiawan Islam. Pemikiran Soekarno 

tentang hukum Islam seperti yang akan didiskursuskan dalam tesis ini dapat 

menguatkan tesebut. 

6. Tulisan Ahmad Jumhan yang berjudul Konsepsi Pemikiran Islam Sukarno 

yang dipublikasikan oleh Jurnal At-Tabligh, Nomor 1 Tahun 2016.57 Menurut 

Jumhan bahwa Soekarno berpandangan taklid merupakan penyebab yang 

paling siginifikan dari kemunduran Islam.  Padahal progresivitas Islam akan 

berkembang apabila umat Islam menggunakan akal pikirannya untuk 

memahami al-Qur’an dan Hadis dan  mengikuti perkembangan zaman. Umat 

Islam harus mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengambil 

peradaban Barat, kemudian diterapkan di Indonesia. Sukarno sangat percaya 

Islam itu penuh semangat dan tenaga, sehingga progresif dan adaptif dengan 

keadaan. Oleh sebab itulah Soekarno menamakan Islam itu dinamis. Soekarno 

mengkritik jika seorang guru agama kalau hanya mengandalkan kitab fikih 

 

57Ahmad Jumhan, ‘Konsep Pemikiran Islam Soekarno’, At-Tabligh, 1.1 (2016), 51–57 

<https://jurnal.um-palembang.ac.id/attabligh/article/view/138>. 
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saja, tanpa menggali isi al-Qur'an dan hadis yang dipahami secara ilmiah 

dengan memaksimalkan akal pikiran.58  

 Jumhan memang menunjukkan konsepsi Soekarno tentang sumber 

kemunduran umat Islam berasal dari taklid. Namun artikel Jumhan tidak 

mengulas tentang konsepsi Soekarno  berkaitan  pembaharuan  hukum  Islam  

yang  menjadi  fokus  pembahasan tesis ini. 

7. Artikel-artikel ilmiah pada banyak jurnal yang mewacanakan pemikiran 

Soekarno  tentang pembaharuan hukum Islam lebih banyak membicarakan 

aspek fikih politik dan ketatanegaraan (fiqh al-siyāsah), seperti artikel Al-

Makin yang berjudul Tanggalkan Khalifah Di Bumi Ini: Membaca Narasi 

Sukarno Tentang Sekularisme Turki,59 artikel Muhammad Soleh Aminullah 

yang berjudul Agama dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno Tentang Relasi 

Agama dan Negara,60 dan artikel Budiarti yang berjudul Islam dan Negara 

Modern: Ijtihad Pemikiran Politik Soekarno tentang Hubungan Agama dan 

Negara Pancasila.61   Ketiga artikel ini membahas konsepsi Soekarno yang 

hendak mencontoh negara Turki modern yang sekuler untuk diterapkan di 

Indonesia, tetapi dengan menggunakan argumentasi keislaman. Soekarno 

 

58Ahmad Jumhan, ‘Konsep Pemikiran Islam Soekarno’. 

59Al Makin, ‘Tanggalkan Khalifah Di Bumi Ini: Membaca Narasi Sukarno Tentang 

Sekularisme Turki’, Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 16.2 (2016), 313 

<https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i2.554>. 

60Muhammad Soleh Aminullah, ‘Agama dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno Tentang 

Relasi Agama Dan Negara’, Jurnal Sosiologi Agama, 14.1 (2020) 

<https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-03>. 

61Budiarti Budiarti, ‘Islam dan Negara Modern: Ijtihad Pemikiran Politik Soekarno 

Tentang Hubungan Agama Dan Negara Pancasila’, Jurnal Zawiyah: Pemikiran Islam, 4.1 (2018). 

<https://doi: http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v4i1.995>. 
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memandang demi kemajuan umat Islam bahwa negara harus bersikap netral 

terhadap agama-agama apapun, termasuk Islam. 

 Tesis ini akan mendiskursuskan pemikiran Soekarno lebih luas terkait 

dengan hukum Islam, termasuk konsepsinya dalam konteks hubungan Islam 

dengan politik dan ketatanegaraan. 

Eksplanasi kajian pustaka ini (literatur review) menunjukkan bahwa 

masalah yang diteliti dalam tesis ini berbeda antara penelitian sebelumnya. 

Penelitian terkait dengan pemikiran Soekarno tentang hukum Islam belum dibahas 

secara proporsional dan kompherensif berdasarkan kajian hukum Islam.  

 

 

E. Kerangka Teoritis 

Sejak masa Rasulullah saw, wacana hukum Islam telah berkembang dengan 

pesat dan berpuncak pada  lahirnya  mazhab-mazhab fikih sekitar awal abad ke-2 

H. atau abad ke-8 M. Namun pada kurun akhir abad pertengahan telah terjadi proses 

stagnasi pemikiran hukum Islam yang disebut era taklid.   

Setelah wafatnya Abū Ja·far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī (244-310 H), 

mujtahid muṭlaq tidak lagi muncul. Fuqaha sesudahnya hanya melakukan ijtihad 

dalam ruang lingkup mazhabnya masing-masing (ijtihād fi al-mażhab), 

menguraikan masalah yang telah diijtihadkan oleh imam mazhabnya, memberikan 

legitimasi dan justifikasi kepada hukum-hukum yang telah ada dan men-tarjiḥ-kan 

dalil-dalil dari pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Khalifah-khalifah hanya 

menjadi pendukung mazhab yang telah ada. Dawlah Turki ∙Uṡmānī di Istambul 

mendukung Mazhab Ḥanafi, Dawlah Ayyubiyyah di Mesir mendukung Mazhab 
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Syāfi∙ī, Dawlah Faṭimi di Mesir mendukung Mazhab Ismā∙ilī dan sebagainya. Pada 

permulaan abad ke-4 H, fuqaha sunni menetapkan bahwa pintu ijtihad telah tertutup 

dan menyerukan hanya bertaklid kepada para imam mazhab.62  

Budaya taklid berimplikasi secara langsung pada stagnasi pengembangan 

hukum Islam dalam menjawab isu-isu kontemporer. Diskursus hukum Islam hanya 

mengulang-ulang khazanah intelektual lama serta mensosialisasikannya kepada 

umat Islam akibat budaya taklid yang telah mencengkeram dunia Islam sejak abad 

ke-4 H. melalui kitab-kitab matn, syaraḥ, maupun ḥasyiah. Hasil ijtihad para fuqaha 

klasik, terutama para imam mazhab “dikeramatkan” dan dianggap final.63  

Hukum Islam sebenarnya memiliki dua sumber yang dapat menjadi elan 

vital bagi pengembangan  paradigma  barunya  di  era  kontemporer,  yaitu  sumber  

statika  berupa al-Qur’an dan hadis serta sumber dinamika, yaitu ijtihad. Kedua 

sumber ini saling berelasi untuk menjamin adabtabilitas hukum Islam terhadap 

perkembangan dan  tantangan zaman yang senantiasa berubah tanpa kehilangan 

spirit transendental dan eskatologisnya yang terkandung dalam dīn al-Islām.  

 Al-Qur’an dan hadis menjadi sumber inspirasi yang tidak ada habis-

habisnya bagi eksplorasi pemikiran hukum Islam yang tetap berlandaskan pada dīn 

al-Islām sebagai jalan hidup (way of life) umat Islam. Ijtihad menjadi sarana untuk 

memahami al-Qur’an dan hadis sesuai dengan dinamika perkembangan zaman yang 

 

62Rachmat Djatnika, “Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam,” dalam Juhaya S. Pradja 

(ed.), Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukannya (Cet. I; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1991), h.7.  

63Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam (Cet. VI; Jakarta : Hidakarya Agung, 1990), 

h. 166-168.   



 

 

 

27 

 

menuntut adanya pengkajian ulang terhadap produk hukum Islam yang sudah tidak 

relevan dengan  zaman. Qa·idah uṣul fiqh  menyebutkan: 

 64لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

Artinya: ’Tidak dapat diingkari bahwa adanya perubahan hukum lantaran 

berubahnya masa.’ 
 

Tidak semua produk hukum Islam klasik dapat dipertahankan dan 

dioperasionalisasikan pada era kontemporer, sehingga pendekatan doktrinal yang 

menerapkan begitu saja makna literal al-Qur’an dan hadis, hanya mengandalkan 

hasil ijtihad fuqaha klasik dan miskin ijtihad menjadikan hukum Islam kehilangan 

watak adabtalitasnya.  

 Periodesasi era taklid dalam hukum Islam seharusnya diakhiri dengan 

membuka kembali pintu ijtihad untuk menggerakkan revolusi paradigma baru 

keilmuwan dalam hukum Islam karena perkembangan era kontemporer menyajikan 

problem hukum yang berbeda  dengan  situasi  abad  pertengahan  yang  dihadapi  

oleh  para   imam   mazhab.65   

Namun selama ini paradigma hukum Islam sangat terikat pada teks dengan 

menjadikan teks sebagai acuan kebenaran tertinggi, khususnya al-Qur’an dan hadis. 

Semua fakta dan problem hukum yang muncul harus ditundukkan di bawah teks. 

Teks menjadi otoritas doktrinal, sehingga realitas harus ditundukkan di bawah teks. 

 

64Aḥmad bin Syaikh Muḥammad al-Razzāq, Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, Juz I, h. 129 

[CD-ROM], Maktabah al-Syāmilah, Vol. II, Version 2.11.   

65Yūsuf al-Qarḍāwī,  al-Ijtihād fī al-Syarī·ah al-Islāmiyyah Ma·a Naẓarāt Taḥliliyyaj fī al-

Ijtihād al-Mu·āṣir, terj. Achmad Syathori, Ijtihad dalam Syari’at Islam, Beberapa Pandangan 

Analitis tentang Ijtihad Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang. 1987), h. 127-129.   



 

 

 

28 

 

Ruang kreativitas manusia di luar teks tidak diizinkan karena dianggap akan 

menghancurkan sakralitas teks yang harus dipelihara.  

Problem ini semakin krusial karena interpretasi terhadap teks yang dianggap 

paling benar adalah interpretasi harfiah terhadap teks al-Qur’an dan hadis dalam 

melakukan penggalian (istinbaṭ) hukum. Ijtihad dimaknai bukan penggalian 

hukum, namun hanya menerapkan hukum dari teks-teks al-Qur’an dan hadis yang 

otoritatif, termasuk pula teks kitab-kitab klasik yang ditulis oleh ulama. Padahal 

fakta hukum menunjukkan bahwa menjadikan teks sebagai sumber dominan dalam 

menundukkan fakta  hukum  sangat  tidak  memadai  dalam  mengembangkan  

wacana  hukum Islam.  

 Bukan berarti teks al-Qur’an dan hadis sebagai sumber paling otoritatif 

dalam hukum Islam dienyahkan sama sekali karena akan menghilangkan esensi 

hukum Islam yang memiliki sisi spiritualitas, sakral, transendental dan eskatologis. 

Menyingkirkan teks dalam wacana hukum Islam sama artinya membunuh sisi yang 

paling terpenting dalam hukum Islam dan merubah watak hukum Islam. Namun 

menerapkan makna teks secara taken for granted sama artinya menjadikan teks 

sebagai dogma yang tidak bisa berinteraksi dengan perubahan zaman, sehingga 

hukum Islam kehilangan sifat adabtabilitasnya yang sangat diperlukan untuk tetap 

eksis di era kontemporer. Kungkungan otoritas teks dalam paradigma hukum Islam 

menyebabkan tidak berkembangnya metodologi istinbaṭ hukum. 

 Pembaharuan hukum Islam menjadi sangat urgen untuk dilakukan agar 

keberlakuan hukum Islam akan tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam 

menilai suatu keberlakuan hukum Islam dianalisis dari empat entitas yang saling 
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berpasangan untuk mengkualifikasi suatu pemikiran yang berkaitan dengan hukum 

Islam dapat mendorong pembaharuan yang diistilahkan olehnya dengan 

“reaktualisasi ajaran Islam.” Pilihan-pilihan tersebut, yaitu: wahyu atau akal, 

kesatuan atau keragaman, idealisme atau realisme, serta stabilitas atau perubahan. 

Jika berada pada pilihan wahyu, kesatuan, idealisme, dan stabilitas maka 

pembaharuan hukum Islam sulit untuk dilakukan. Tetapi jika berada pada  pilihan 

akal, keragaman, realisme dan perubahan maka suatu pemikiran hukum Islam akan 

mendorong terjadinya pembaharuan hukum Islam.66  

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang diimplementasikan 

dengan menginterpretasikan satu variabel data kemudian menghubungkannya 

dengan  variabel data yang lain dan disajikan dalam kalimat naratif yang diskursif.67  

Digunakannya pendekatan kualitatif dalam tesis ini karena model penelitian 

ini adalah studi tokoh, yaitu studi ketokohan Soekarno (dirāsah sakhṣiyyah) dalam 

bidang pembaharuan hukum Islam, terutama pendapat, pemikiran dan karya 

intelektualnya yang tipikal.68 Studi tokoh merupakan bagian dari penelitian 

 

66Atho’ Mudzhar, “Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam,” dalam Budhy Munawar 

Rachman (ed.),  Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah (Cet. II; Jakarta; Yayasan 

Paramadina, 1995), h. 372-375.  

67Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, terj. Tjejep 

Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Metode Baru (Cet. I; Jakarta: UI-

Press, 1992), h. 15-16.  

68Sofyan A.P. Kau, Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktek Penulisan Skripsi 

dan Tesis (Cet. I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), h. 103; Nor Salam, Metodologi Hukum Islam 

Interdisipliner: Elaborasi Filsafat Ilmu dan Ilmu-Ilmu Keislaman (Cet. I; Malang: Literasi 

Nusantara, 2021), h. 31.   
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kualitatif sebagai bentuk dari penelitian biografi atau naratif.69 Studi tokoh lebih 

tepat jika menggunakan penelitian kualitatif disebabkan jenis penelitian ini bersifat 

deskriptif dan induktif untuk dapat mendeskripsikan, membangun konsepsi atau 

proposisi yang berasal dari pemikiran Soekarno yang diabstraksikan secara teoritis, 

serta pemaknaan terhadap ide dan pemikiran Soekarno yang kontekstual.70  

3. Pendekatan Penelitian  

Tesis ini menggunakan pendekatan normatif dengan model penelitian asas-

asas hukum dan analitis kritis. Pendekatan normatif dengan model asas hukum 

dijalankan dengan studi kepustakaan terhadap pemikiran hukum Islam Soekarno 

untuk menemukan dogma, doktrin, dan asas hukum Islam yang dipikirkan oleh 

Soekarno.71 Sedangkan pendekatan analitis kritis merupakan penelitian yang 

mengkaji ide dan pemikiran Soekarno tentang hukum Islam, kemudian melakukan 

kritik analitis terhadap pemikiran tesebut. Langkah-langkah pelaksanaan   

penelitian   kritis-analitis, yaitu:72 

a. Mendeskripsikan dan membahas pemikiran Soekarno tentang hukum Islam. 

Pembahasan ini telah melewati proses interpretasi penulis terhadap ide dan 

gagasan Soekarno terkait hukum Islam  dengan merangkai pemikiran Soekarno 

yang tersebar dalam berbagai literatur, kemudian memberikan interpretasi 

 

69Arief Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh (Cet. 

I; Yogy/akarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 15-18.  

70Suyitno. Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 

h, 48.   

71Asmak Ul Hosna dkk., Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum 

Normatif  (Cet. I; Jakarta: RajGrafinso Persada, 2021), h. 352 dan 366-367.  

72Jujun S. Suriasumantri, “Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari 

Paradigma Kebersamaan,” dalam Mastuhu dan M. Deden Ridwan (Ed.), Tradisi Baru Penelitian 

Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu (Cet. I; Bandung: Nuansa dan Pusjarlit, 1998), h. 45.   
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dengan mengaitkan, mengkonfrontasikan, atau mengkomparasikan berbagai 

konsep dalam satu penulisan yang utuh. 

b. Melakukan kritik terhadap pemikiran Soekarno tentang hukum Islam secara 

normatif dengan menggunakan penalaran uṣuliyyah  dan fiqhiyyah. 

c. Mengajukan kesimpulan dan saran yang muncul dari hasil refleksi penulis 

terhadap konsepsi Soekarno berkaitan dengan hukum Islam secara heuristik, 

sehingga memungkinkan munculnya konsepsi baru.  

Sedangkan pendekatan studi yang digunakan pada tesis ini studi 

interdispliner, yaitu penelitian hukum Islam dengan melibatkan disiplin ilmu yang 

lain dalam meneliti masalah  hukum  Islam,73  yaitu: 

a. Pendekatan hukum sebagai ilmu norma atau pendekatan normatif. Pendekatan 

ini melihat hukum sebagai sistem norma yang menjustifikasi preskriptif 

terhadap suatu peristiwa, terutama konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah 

hukum.74 Pemikiran Soekarno tentang hukum Islam dianalisis dengan 

menggunakan asas-asas hukum Islam, baik uṣuliyyah dan fiqhiyyah.75  

b. Pendekatan historis atau pendekatan kesejarahan untuk mendeskripsikan 

biografi Soekarno sebagai gejala-gejala masa lampau yang terbatas pada 

periode sejak kelahiran Soekarno sampai wafatnya.76  

 

73Nor Salam, Metodologi Hukum Islam Interdisipliner: Elaborasi Filsafat Ilmu dan Ilmu-

Ilmu Keislaman, h. 54-55.   

74Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan 

Empiris (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), h. 36-37.  

75Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Cet. III; Jakarta: UI Press, 1986), h. 

51.   

76Sofyan A.P. Kau, Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktek Penulisan Skripsi 

dan Tesis, h. 156; Raihan, Metodologi Penelitian (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2017), h.  186.   
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c. Pendekatan kontekstual untuk melihat adanya keterkaitan konsepsi Soekarno 

dengan lingkungannya atau konteksnya dan pemikiran sebelumnya, terutama 

konsep-konsep metodologis hukum Islam maupun cendekiawan atau ulama 

lainnya.77 Dalam analisis sosiologi pengetahuan, terutama yang dirintis oleh 

Karl Mannheim bahwa terdapat keterkaitan antara pengetahuan dengan 

kehidupan, sehingga riset-riset tentang perkembangan intelektual manusia juga 

harus menelusuri faktor-faktor non teoritis, terutama berbagai peristiwa dan 

tindakan yang muncul di sekitar pemikiran tesebut. Hal ini perlu dilakukan 

karena proses-proses sosial yang terjadi dan mempengaruhi proses 

pengetahuan Soekarno dapat diidentifikasi.78  

4. Sumber Data 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan 

sumber data dari literatur yang terkait dengan pokok masalah yang dibahas pada 

tesis ini. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder.  

a. Sumber Primer  

Sumber primer dari penelitian ini adalah artikel, atau pidato Soekarno yang 

berkaitan dengan masalah keislaman dan pembaharuan hukum Islam, yaitu: 

1) Kumpulan artikel, opini, dan pidato Soekarno yang dikumpulkan yang diberi 

judul Di Bawah Bendera Revolusi, terdiri dari dua jilid yang dikumpulkan oleh 

dan diterbitkan oleh Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi pada tahun 

 

77Sofyan A.P. Kau, Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktek Penulisan Skripsi 

dan Tesis, h. 156-157.  

78Karl Mannheim, Ideology and Utopia: An Introduction to the Sosiology of Knowledge, 

terj. F. Budi Hardiman, Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik (Cet. III; 

Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 287-303.   
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1965. Dalam dua jilid buku tesebut termuat pula artikel dan pidato Soekarno 

tentang masalah keislaman. 

2) Kumpulan pidato Soekarno khusus tentang Islam dari tahun 1953 sampai 

dengan 1966 yang diberi judul Bung Karno dan Islam: Kumpulan Pidato 

tentang Islam 1953-1966, yang dikumpulkan oleh Yayasan Pendidikan 

Soekarno dan diterbitkan oleh Hajimasagung di Jakarta pada tahun 1990. 

3) Autobiografi Sukarno yang dituturkan sendiri oleh Soekarno, kemudian 

dirangkum dan ditulis oleh Cindy Adams yang diberi judul Sukarno An 

Authobiography as Told to Cindy Adams. Penerbitannya pun atas persetujuan 

Soekarno. Buku tesebut banyak memuat pikiran-pikiran orisinil Soekarno, 

termasuk pandangannya tentang keislaman dan pembaharuan hukum Islam.  

Ketiga buku ini merupakan sumber primer yang saling melengkapi satu 

sama lain untuk merekonstruksi pemikiran-pemikiran Soekarno tentang 

pembaharuan hukum Islam.   

Di samping itu, sumber primer lainnya adalah kitab-kitab uṣūl al-fiqh, fikih, 

norma-norma hukum Islam untuk menganalis pemikiran Soekarno tentang 

pembaharuan hukum Islam secara normatif. Bahan-bahan ini disebut primer karena 

bersifat oritatif dalam menjustifikasi pemikiran Sukarno tesebut.79  

b. Sumber Sekunder 

Sedangkan sumber sekunder merupakan artikel, opini atau pidato Soekarno 

yang mewacanakan masalah lain yang jika dianalisis maka memiliki keterkaitan 

 

79Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan 

Empiris, h.  157.   
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implisit dengan masalah pembaharuan Islam,80 sehingga membantu merekonstruksi 

konsepsi Soekarno secara komprehensif, yaitu:  

1) Pidato pembelaan Soekarno di muka Landraad Bandung tahun 1930 yang 

sangat terkenal dan fenomenal yang diberi judul sendiri oleh Soekarno, yaitu 

Indonesia Menggugat. Teks pidato yang ada pada Penulis adalah teks yang 

diterbitkan oleh Badan Penerbit Sasongkolo pada tahun 1978 di bawah 

pengawasan Yayasan Kepustakaan Bung Karno. 

2) Buku yang ditulis Soekarno pada tahun 1947 tentang masalah perempuan 

dengan judul Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik 

Indonesia, diterbitkan oleh Yayasan Bung Karno pada tahun 2014 bersama 

Media Grassindo di Yogyakarta dan telah mendapatkan lisensi Hak Cipta dari 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

3) Kumpulan artikel dan transkrip pidato Soekarno tentang Pancasila yang 

disunting oleh Floribetta Aning bersumber dari Dokumentasi Pantja Sila 

Berdasarkan Adjaran Bung Karno dan diberi judul Filsafat Pancasila Menurut 

Bung Karno, diterbitkan oleh Media Gressindo di Yogyakarta pada tahun 2015.  

4) Pidato Soekarno pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidikan untuk Usaha-

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokoritsu Junbi Tjosakai yang 

terkenal sebagai pidato yang merumuskan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. 

Teks pidato pada Penulis adalah teks yang disunting oleh  Floribetta Aning 

 

80Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan 

Empiris, h.  158.   
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dalam buku Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI, Cetakan ke-3 

yang diterbitkan oleh Media Gressindo di Yogyakarta pada tahun 2019. 

5) Kumpulan artikel dan transkrip pidato Soekarno yang disunting oleh Iman Toto 

K. Raharjo dan Herdianto WK dan diterbitkan oleh Grasindo, Jakarta pada 

tahun 2001 berbentuk buku dalam empat seri, yaitu: 

a) Bung  Karno,  Gerakan  Massa  dan  Mahasiswa:  Kenangan  100  Tahun  

Bung Karno.  

b) Bung Karno dan Tata Dunia Baru: Kenangan 100 Tahun Bung Karno.  

c) Bung Karno dan Partai Politik: Kenangan 100 Tahun Bung Karno.  

d) Bung  Karno  dan  Ekonomi  Berdikari:  Kenangan  100  Tahun  Bung 

Karno.  

6) Kumpulan pidato Soekarno pada tahun 1965 sampai dengan 1967 di era 

keruntuhan kekuasaannya masa Orde Lama, disunting oleh Budi Setiyono dan 

Bonnie Triyana dan diberi judul Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato 

Presiden Sukarno 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara, diterbitkan oleh 

Serambi Ilmu Semesta di Jakarta pada tahun 2014. 

c. Sumber Tersier  

Adapun sumber tersier adalah literatur dan buku-buku lainnya yang 

mendisursuskan pemikiran-pemikiran Soekarno yang ditulis oleh akademisi, 

sejarawan, dan ilmuwan untuk membantu memperjelas sumber primer dan sumber 

sekunder dalam merekonstruksi pemikiran Soekarno tentang hukum Islam.81  

 

81Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan 

Empiris, h.  158.   
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5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data penelitian ini merupakan penelitian (library 

research)   dengan studi pustaka pada sumber primer, sekunder, dan tersier yang 

dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun menelusuri 

(browsing) literatur di internet.82 Khusus untuk literatur jurnal di internet maka 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan mesin pencari (browser) google 

scholars atau google cendekia dan mesin pencari mendeley. Hasil pencarian 

disimpan dalam mendeley desktop version 1.19.8. yang terintegrasi yang dapat 

diakses secara online dan offline.  

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Data yang terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan 

analisis data kualitatif, yaitu:  

a. Reduksi data, yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu bentuk 

narasi yang utuh. Prosesnya dilakukan dengan pemilihan, pemusatan perhatian 

pada  penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data, berlangsung terus-menerus 

selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.83  

b. Menggunakan sistem pengkodean, yaitu: menggunakan kode-kode untuk 

menandai data-data dari berbagai literatur untuk memudahkan pemilahan, 

 

82Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan 

Empiris, h.  160.   

83Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, h. 16.    
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identifikasi, kategorisasi, dan analisis data literatur. Hasil bacaan diperlakukan 

sebagai data-data yang diolah dengan menggunakan tiga kode, yaitu:84 

1) Kode-kode deskriptif, yaitu data-data yang tidak memberikan interpretasi, 

tetapi sekedar pertanda suatu kategori gejala pada penggalan teks. 

Misalnya, data tentang tanggal lahir dan wafatnya Soekarno. 

2) Kode-kode inferensial, yaitu data-data yang memberikan interpretasi 

adanya hubungan dan keterkaitan satu sama lain, baik dalam satu teks 

maupun antarteks. Misalnya, adanya keterkaitan peristiwa 

mempersonagratakan Soekarno ke daerah Ende dengan semakin 

religiusnya kehidupan Sukarno, kemudian menjadikan dirinya lebih serius 

mempelajari Islam, akhirnya melahirkan pemikiran hukum Islam. 

3) Kode-kode ekplanatori, yaitu data-data yang mengharuskan adanya 

penjelasan lebih lanjut, bahkan mengharuskan adanya analisis baru yang 

mengarah pada penemuan baru. Misalnya, Islam rasional Soekarno yang 

memungkinkan   untuk   dianalisis   dengan   menerangkan   nalar  

Abduhisme. 

4) Analisis komponensial (komponential analysis), yaitu analisis yang 

menggunakan kekontrasan antar unsur dalam domain yang diperoleh untuk 

menemukan kategori-kategori yang relevan, kesamaan hubungan internal 

taksonomis dari berbagai artikel dan transkripsi pidato Soekarno, sehingga 

 

84Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, h. 88-95.  
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dapat ditemukan nalar pemikiran hukum Islamnya, unsur-unsur pokok 

pemikiran hukum Islamnya, dan lain-lain.85  

c. Penyajian data, menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model 

tertentu untuk menghindari  adanya kesalahan penafsiran terhadap data 

tersebut.  Penyajian data ditampilkan dalam dua bentuk, yaitu : 

1) Penyajian data dalam bentuk kata atau kalimat, sehingga menjadi satu 

narasi yang utuh.86  

2) Penyajian data dalam bentuk matriks. Namun karena terlalu banyak 

variabel yang disajikan maka entri data dalam matriks diganti oleh penulis 

dengan menyajikannya berbentuk tabel, gambar, atau matriks jaringan 

untuk menghindari penyajian data yang terlalu panjang, bertele-tele dan 

tidak terfokus.87  

d. Verifikasi data, yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data 

tersebut. Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, penulis menganalisis secara 

kualitatif dengan mulai mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.88  

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 

 

85Arief Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh, h. 

67-68.  

86Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, h. 137.  

87Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, h. 86-105.   

88Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, h. 19.    
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a. Deduktif, yaitu dari analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum 

untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. 

b. Induktif, yaitu dari analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk 

mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. 

c. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk 

didapatkan kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaannya.  

7. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang 

diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Demi memenuhi tuntutan 

objektivitas dalam penelitian ini maka pengecekan keabsahan data dilakukan 

penulis menggunakan metode tri-angulasi, yaitu metode pengecekan data terhadap 

sumber data  dengan  mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan 

karakteristik sumber data yang sudah ditentukan penulis, kesesuaian metode 

penelitian yang digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan 

pustaka dengan hasil penelitian.89  

 

 

G. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian ini, yaitu: 

a. Mengeksplorasi persepsi Soekarno tentang hukum Islam. 

b. Menemukan konstruksi pemikiran hukum Islam Soekarno. 

c. Menganalisis secara kritis terhadap pemikiran Soekarno tentang hukum Islam? 

 

89Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, h. 435-437.    
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini, yaitu: 

a. Kegunaan ilmiah, yaitu penelitian ini akan memberikan konstribusi bagi 

perkembangan pemikiran hukum Islam yang bersumber dari kajian studi tokoh, 

khususnya Sukarno. Penelitian ini akan memberikan contoh konkrit bahwa 

wacana hukum Islam dapat dikembangkan oleh para cendekiawan non ulama 

setelah keabsahannya diuji oleh normativitas hukum Islam.  

b. Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penguatan 

wacana relasi hukum Islam dan kemajuan bangsa Indonesia, mengingat 

Sukarno adalah Proklamator Kemerdekaan R.I. yang pemikirannya sangat 

berpengaruh bagi arah perjalanan hidup bangsa dan negara Indonesia. 
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BAB II 

BIOGRAFI SOEKARNO  

 

    

A. Riwayat Hidup Soekarno  

1. Kelahiran dan Orang Tua Soekarno 

Soekarno dilahirkan pada tanggal Kamis, 6 Juni 1901 M/18 Safar 1319 H. 

bertepatan dengan Kemis Pon 18 Sapar 1831 tahun Saka  di Kampung Lawang 

Seketeng, Surabaya, Jawa Timur, pukul setengah enam pagi di waktu fajar sebelum 

matahari terbit, sehingga Soekarno sering disebut “Putera Sang Fajar.”1 Penyebutan  

“Putera Sang Fajar” berasal dari ibunya yang dikaitkan dengan kepercayaan orang 

Jawa bahwa orang yang lahir di waktu fajar takdirnya sudah ditentukan akan 

menjadi manusia mulia, pemimpin besar dan berpengaruh.2  

Soekarno juga menghubungkan kelahirannya dengan peralihan abad dari 

abad ke-19 sebagai abad kegelapan bangsa Indonesia menuju abad ke-20 sebagai 

 

1Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, terj. Syamsu Hadi, Bung 

Karno Penyambung Lidah Rakyat (Ed. Revisi, Cet. V; Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2018), h. 21; 

John D. Legge, Sukarno: A Political Biography, terj. Tim PSH, Sukarno: Sebuah Biografi Politik 

(Cet. II; Jakarta: Sinar Harapan, 1982),  h. 39-42.   

2Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 21-22. Mitos waktu 

fajar bagi orang Jawa sebenarnya ambivalen tergantung dari orang yang menafsirkannya. Waktu 

fajar dipandang sebagai waktu khusus bagi mitologi Jawa. Pada sisi positifnya waktu fajar 

merupakan waktu penuh rezeki karena pada waktu itulah Dewi Sri sebagai dewi padi berkendaraan  

Pedati Sinang dan dikawal  Lembu Gumarang menuntaskan tugasnya menabur benih padi ke bumi 

yang membawa keberuntungan bagi umat manusia. Tirto Suwondo, ‘Mitos Dewi Sri Pada 

Masyarakat Jawa: Studi Struktural-Antropologis Menurut Levi-Strauss’, Kebudayaan, VII.14 

(1998). Sisi negatifnya, waktu fajar dalam mitologi Jawa disebut gagat-esuk atau gagating raina 

sebagai waktu murwakala, yaitu asal mula waktu yang berkaitan dengan baik dan buruk yang bisa 

mendatangkan kalahala (gangguan) dan kala-bendu (sebab akibat) atau bencana, sehingga orang 

diwajibkan ber-jagra atau berjaga-jaga terhadap kemungkinan marabahaya. Semua orang harus 

bangun saat fajar ditandai ayam berkokok untuk tetap mewasdai datangnya kalahala atau kala-

bendu. Dalam konteks ini, waktu fajar diinterpretasi oleh Soekarno sebagai waktu keberuntungan. 

Budiono Herusatoto, Mitologi Jawa (Cet. I; Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), h. 38-41.  
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abad kemerdekaan Indonesia, bahkan meletusnya Gunung Kelud dinarasikan 

Soekarno seakan-akan menyambut kelahirannya seperti kepercayaan mistis banyak 

orang, atau malah memarahinya seperti keyakinan orang Bali.3  

Soekarno sangat jelas mengglorifikasi kelahirannya sebagai penguasa 

kharismatis Jawa yang mencari tanda-tanda alam yang bersifat mistis untuk 

mendukung cerita bahwa kepemimpinannya sebagai kepemimpinan agung yang 

sudah ditakdirkan Tuhan.4 

Sebagian penulis beranggapan bahwa Soekarno dilahirkan pada tahun 1900 

atau tahun 1889, seperti dikemukakan oleh  Benedict R.O.G. Anderson dengan 

alasan bahwa Soekarno telah berusia 45 tahun pada bulan April 1945, sedangkan 

tanggal resmi kelahirannya 6 Juni.5 Anggapan ini tidak tepat karena Soekarno 

sendiri menegaskan bahwa ia lahir pada tahun 1901.6 John D. Legge menguatkan 

hal ini, setelah membandingkan berbagai sumber data bahwa Soekarno dilahirkan 

 

3Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 21-22. Gunung Kelud 

meletus dengan dahsyat sebulan sebelum kelahiran Soekarno tepatnya pada tanggal 22 s.d. 23 Mei 

1901. Mitos orang Jawa mengkaitkan letusan Gunung Kelud sebagai tanda lahirnya pemimpin besar. 

Misalnya kelahiran Hayam Wuruk (1334-1389), raja yang membawa Majapahit dipuncak 

kejayaannya dihubungkan dengan meletusnya Gunung Kelud di tahun itu. Ry Azzura (ed.), Kisah 

Tanah Jawa: Unik Gawat Darurat (Cet. I; Jakarta: GagasMedia, 2019), h. 16.  Namun mitos 

meletusnya Gunung Kelud malah dipandang buruk bagi masyarakat lainnya. Bagi masyarakat 

Kediri, meletusnya Gunung Kelud dipercayai sebagai tanda marahnya makhluk gaib penunggu 

gunung itu yang bernama Lembu Suro dan Mahesa Suro yang membalaskan dendamnya kepada 

manusia dengan meletuskan Gunung Kelud, sehingga upaya menghindarinya dilakukan dengan cara 

membuat sesajen dan sedekah bumi di Gunung Kelud. Lihat Muna Roidatul Hanifah, ‘Wage 

Keramat Sebagai Tradisi Komunal Spiritual Jawa’, J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial), 6.2 (2020) <https://doi.org/10.18860/jpips.v6i2.8025>. Bagi orang Bali bahwa meletusnya 

gunung adalah tanda kemarahan dewa. Lihat I Gusti Agung Paramita, ‘Bencana, Agama Dan 

Kearifan Lokal’, Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan, 18.1 (2018) 

<https://doi.org/10.32795/ds.v1i18.100>.   

4Lihat Benedict R.O.G. Anderson, “Gagasan Kekuasaan Dalam Budaya Jawa,” dalam 

Miriam Budiardjo (ed.), Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa (Cet. II; Jakarta: Sinar 

Harapan, 1986), h. 58-66.   

5John D. Legge, Sukarno: A Political Biography, h. 476.   

6Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 21.  
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pada tahun 1901.7 Mengenai tahun kelahiran 1900 atau 1902 maka kemungkinan 

besar sumber kerancuan tersebut muncul berdasarkan keterangan Soekarno sendiri 

bahwa ketika ia masuk ELS Mojokerto, ayahnya, Soekemi mengurangi usia 

Soekarno 1 tahun agar dapat diterima di sekolah tersebut.8 Pengurangan usia ini lalu 

dikaitkan dengan kelahiran resmi Soekarno yang harus dimundurkan atau 

dimajukan setahun dari kelahiran resminya.9   

Ada yang menyebut bahwa Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur.10 Versi ini 

banyak ditolak oleh para peneliti dan penulis biografi Soekarno lainnya, seperti 

Badri Yatim,11 M. Ridwan Lubis,12 Bob Hering,13 dan paling terkini adalah Hasto 

Kristianto14 yang menyebut Soekarno lahir di Surabaya. Hal ini dikuatkan oleh 

Peter Kasenda (sejarawan dengan keahlian khusus di bidang biografi Soekarno)15 

 

7John D. Legge, Sukarno: A Political Biography, h. 39-42.    

8Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 31.   

9Mengenai dimundurkannya usia Soekarno ketika mendaftar di HBS Surabaya telah 

terkonfirmasi dengan data yang ditemukan oleh Dahm dalam catatan HBS bahwa Soekarno lahir 

pada tanggal 6 Juni 1902. Arif Zulkifli dkk., Sukarno: Paradoks Revolusi Indonesia (Cet. I; Jakarta: 

Tempo, 2010), h. 27. Buku induk THS (Technische Hoge School) Bandung tempat Soekarno kuliah 

tercatat bahwa ia lahir pada tanggal 6 Juni 1902 mengikuti data dari HBS Surabaya.  Bonnie Triyna, 

“Ini Bukti Otentik Sukarno Lahir Di Surabaya,” HistoriA, 5 Juni 2015, 

https://historia.id/politik/articles/ini-bukti-otentik-sukarno-lahir-di-surabaya-PNR0A/page/1,  (3 

Desember 2023).     

10Lihat Adji Nugroho dan Novi Fuji, Soekarno dan Tan Malaka: Negarawan Sejati yang 

Pernah Diasingkan (Cet. I; Yogyakarta: Roemah Soekarno, 2020), h. 3; Yonita Yulia Yalinda, 

Kiprah Politik Sukarno: Jalan Panjang  Sukarno Dalam Mewujudkan  Kemerdekaan Beserta Kisah 

Hidupnya (Cet. I; Yogyakarta:  Anak Hebat Indonesia, 2023), h. 18.     

11Badri Yatim, Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme (Cet. II; Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu, 1999), h. 5.  

12M. Ridwan Lubis, Sukarno dan Modernisme Islam (Cet. I; Jakarta: Komunitas Bambu, 

2010), h. 63.  

13Bob Hering, Soekarno Arsitek Bangsa  (Cet. III; Jakarta: Kompas, 2013), h. 5.  

14Geopolitik Bung Karno: Progressive Geopolitical Coexistence (Cet. I; Bogor: Unhan 

Press, 2023), h. 41.   

15Peter Kasenda, Sukarno Muda: Biografi Pemikiran 1926-1933  (Cet. II; Depok: 

Komunitas Bambu, 2014), h. 11-12.  
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dan John D. Legge.16 Fakta tidak mungkin Soekarno lahir di Blitar ditunjukkan oleh 

bukti yang kuat pada Regeering Almanak (Almanak Pemerintah Hindia Belanda) 

Tahun 1921 bahwa Soekemi dimutasi sebagai guru di Blitar pada tanggal 5 Juli 

1917, yaitu 16 tahun setelah kelahiran Soekarno, padahal setiap Soekemi dimutasi 

selalu membawa keluarganya untuk tinggal bersamanya.17 Sebuah bangunan rumah 

di daerah Peneleh, tepatnya di Jalan Pandean IV No. 40 dinyatakan oleh Pemerintah 

Kota Surabaya sebagai rumah tempat dilahirkannya Soekarno, sehingga Pemerintah 

Kota Surabaya menjadikannya sebagai rumah cagar budaya.18  

Versi yang lain dikemukakan oleh Nurinda Ki S. Hendrowinoto bahwa 

Soekarno lahir di Ploso, Jawa Timur berdasarkan dokumen pribadi yang ditulis 

Soekemi (1873-1945), ayah Soekarno bahwa Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 

1902, sedangkan Soekemi pada tahun dilahirkan Soekarno ditugaskan sebagai guru 

di Ploso oleh Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan surat penugasannya terhitung 

sejak tahun 1901 s.d. 1907. Namun jika ditelusuri bahwa Ploso pada masa itu adalah 

Kawedanan yang masuk dalam wilayah Karasidenan Surabaya, bukan Kabupaten 

Jombang seperti sekarang, sehingga penulisan bahwa Soekarno lahir di Surabaya 

juga tidak salah.19 Sebuah rumah di Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten 

 

16John D. Legge, Sukarno: A Political Biography, h. 28.     

17Nurinda Ki S. Hendrowinoto, Ayah Bunda Sukarno: R. Soekeni Sosrodihardjo, Nyoman 

Rai Srimben (Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Biografi Indonesia, 2002), h. 123.    

18“Rumah Kelahiran Bung Karno,” Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Kelahiran_Bung_Karno (3 Desember 2023).    

19Nurinda Ki S. Hendrowinoto, Ayah Bunda Sukarno: R. Soekeni Sosrodihardjo, Nyoman 

Rai Srimben, h. 84-86.   
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Jombang disebut-sebut sebagai rumah tempat dilahirkannya Soekarno.20 Versi ini 

masih membutuhkan penelitian lebih mendalam dengan data-data ilmiah lainnya 

karena kurang mendapat dukungan dari para penulis biografi Soekarno.  

Menyadari berbagai kontroversi di mana Soekarno dilahirkan maka Berhard 

Dahm menghindarinya dengan menyebut bahwa Soekarno dilahirkan di Jawa.21 

Ayahnya Soekarno adalah Raden Soekemi Sosrodiharjo, salah satu  putera 

dari 8 orang anak Raden Hardjodikromo (1840-1908), seorang priyayi Jawa 

keturunan bangsawan Kediri seperti yang ditunjukkan dengan gelar “raden” pada 

namanya,22 yaitu keturunan ke-14 Pangeran Raden Bondan Kejawen (1468-1518) 

yang dikenal Raden Lembu Peteng, putra Prabu Brawijaya V, raja terakhir 

Majapahit (1468-1478).23  

Ibu Soekarno bernama Ida Ayu Nyoman Rai Srimben atau Idayu (1881-

1958) yang berasal dari Bali, puteri kedua I Made Pasek dan Ni Made Liran. Ibunya 

 

20Achmad RW, “Inilah Jejak Sejarah dan Persinggungan Bung Karno di Ploso Jombang,”  

Radar Jombang (Jawa Pos), https://radarjombang.jawapos.com/masa-lampau/661030066/inilah-

jejak-sejarah-dan-persinggungan-bung-karno-di-ploso-jombang (3 Desember 2023).    

21Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, terj. Hasan Basari, Soekarno dan 

Perjuangan Kemerdekaan (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1987), h. 27.   

22Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 23. 

22Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 23 dan John D. 

Legge, Sukarno: A Political Biography, h. 27.  Nurinda menyebut nama ayah Soekarno adalah 

Soekeni, bukan Soekemi yang dipanggil di Singaraja dengan nama I Raden  atau Raden Guru, dan 

di Surabaya dengan nama Pak Sosro atau Mbah Sosro. Sedangkan ibu Soekarno diberi nama oleh 

ayahnya dengan nama Nyoman Rai Srimben yang dipanggil dengan nama Nyoman. Dalam berbagai 

literatur, ibu Soekarno disebut Ida Ayu Nyoman Rai, Idayu Nyoman Rai, Ida Ayu Nyoman, Nyoman 

Rai Sariben, atau Nyoman Rai Srimben. Lihat Nurinda Ki S. Hendrowinoto, Ayah Bunda Sukarno: 

R. Soekeni Sosrodihardjo, Nyoman Rai Srimben, h. 65. Penggunaan nama Soekemi dan Idayu 

menurut Penulis lebih tepat karena demikianlah Soekarno menyebut nama kedua orang tuanya,  

sedangkan seorang anak lebih tahu penyebutan nama orang tuanya. Lihat Cindy Adams, Sukarno 

and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 23. 

23Iwan Mahmud Al-Fattah, Bung Karno Dalam Pusaran Islam: Menguak Pemikiran, 

Kontroversi, Perjalanan Panjang Sang Putra Fajar Dengan Organisasi dan Para Tokoh Islam (Cet. 

II; Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2022), h.  15.   
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diakui Soekarno adalah salah satu keluarga bangsawan Bali dari kasta Brahmana, 

kasta Pendeta yang menjadi kasta tertinggi di Bali dan keturunan raja Singasari, 

konon keturunan ke-14 dari leluhur keluarga Bale Agung Buleleng Singajara.24 

Ada cerita lain di luar narasi resmi tentang orang tua Soekarno. Beredar 

cerita bahwa Soekarno bukanlah anak kandung Soekemi dan Idayu, tetapi anak 

haram dari seorang pemilik perkebunan kopi Belanda dengan salah satu buruh 

perempuannya, lalu yang diserahkan kepada Soekemi dan isterinya untuk 

dibesarkan. Direkonstruksi narasi bahwa kebencian Soekarno kepada Belanda 

berakar dari orang tuanya yang tidak mau mengakui keberadaannya itu. Cerita ini 

disebut sendiri oleh Soekarno, lalu diingkarinya dengan keras.25 Onghokham 

menyebut bahwa cerita adalah karangan orang-orang Belanda yang reaksioner 

untuk menunjukkan supremasi mereka bahwa dengan adanya “darah Eropa” maka 

Soekarno dapat melakukan kerja-kerja besar.26  

Cerita lain yang berkembang bahwa Soekarno adalah anak Sunan 

Pakubowono X (1866-1939), raja atau susuhunan ke-9 yang memerintah Surakarta. 

Soekarno katanya dilarikan dari istana dan diserahkan untuk dibesarkan Soekemi 

dan Idayu di luar istana untuk menyelamatkan Soekarno dari permusuhan saudara-

saudara tiri mereka yang  mengira bahwa bayi laki-laki itu ketika dewasa akan 

merebut tahta dari mereka. Cerita ini termasuk kisah  Soekarno  anak  haram  

 

24Nurinda Ki S. Hendrowinoto, Ayah Bunda Sukarno: R. Soekeni Sosrodihardjo, Nyoman 

Rai Srimben, h. 69-70 dan Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 24.    

25Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 23.     

26Onghokham, “Sukarno, Mitos dan Realitas,” dalam Taufik Abdullah, Aswab Mahasin 

dan Daniel Dhadikae, Manusia Dalam Kemelut Sejarah (Cet. IV; Jakarta: LP3ES, 2022), h. 32-33.   
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pemilik  perkebunan  kopi  Belanda  ditolak  oleh  John D. Legge27 dan Bernhard 

Dahm28 yang menyebutnya tidak berdasar dan tidak terbukti kebenarannya.  

John D. Legge meragukan asal-usul Idayu dari Kasta Brahmana Bali yang 

menikah dengan Soekemi yang orang Jawa, sedangkan di abad ke-19 sangat luar 

biasa jika terjadi pernikahan antarsuku. Menurut Legge bahwa kemungkinan Idayu 

berasal dari kasta lebih rendah atau keturunan campuran. Beredar cerita bahwa 

Idayu sebenarnya anak saudagar Madura yang menikah dengan perempuan Bali, 

tetapi cerita ini diakui Legge sebagai cerita tidak berdasar.29 Keraguan Legge ada 

dasarnya karena Soekarno sendiri mengakui bahwa setelah Perang Dunia II, 

perempuan Bali tidak ada yang menikah dengan laki-laki di luar Pulau Bali.30  

Namun menjadikan hal itu sebagai alasan meragukan asal-usul Idayu 

sebagai kasta Brahmana merupakan keraguan yang berlebihan karena di Bali 

sebenarnya sudah terjadi pernikahan perempuan Bali dengan laki-laki Jawa sejak 

abad ke-16. Pasangan nikah antarsuku Bali dan Jawa ini diberikan lokasi oleh Raja 

Buleleng di Banjar Pagetepan, sebelah selatan Kerajaan Buleleng.31 Made Pasek, 

ayah Idayu adalah seorang pemangku di Pura Bali Agung, Kerajaan Buleleng, suatu 

jabatan yang biasanya diberikan kepada Kasta Brahmana.32 Kemungkinan lain 

 

27Lihat John D. Legge, Sukarno: A Political Biography, h. 35-37.  

28Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 27.    

29Lihat John D. Legge, Sukarno: A Political Biography, h. 30-31.   

30Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 25.      

31I Nengah Punia and Wahyu Budi Nugroho, ‘Pola Dan Strategi Akulturasi Masyarakat 

Islam-Jawa Dengan Hindu-Bali Di Desa Pegayaman Bali Utara’, Jurnal Kajian Bali (Journal of 

Bali Studies), 12.2 (2022) <https://doi.org/10.24843/jkb.2022.v12.i02.p02>. 

32Soebagijo I.N, Idayu Nyoman Rai: Bung Karno Anakku (Cet. II; Jakarta: Pustaka Yayasan 

“ANTAR KOTA,” 1978), h. 13.    
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bahwa keraguan ini sebenarnya juga muncul dari nama “Pasek” yang sering 

digolongkan sebagai kasta bukan Brahmana. Padahal telah dilakukan penelitian 

bahwa sebenarnya soroh (warga) Pasek berasal dari Kasta Brahmana.33  

Asal-usul orang tua Soekarno memperlihatkan bahwa Soekarno jelas bukan 

rakyat jelata, tetapi keturunan priyayi dengan status sosial yang lebih baik 

dibandingkan kebanyakan orang waktu itu, sekali pun hanyalah kalangan priyayi 

rendahan karena bukan anak raja atau anak pangeran. Status priyayi Soekarno inilah 

yang akhirnya akan memudahkan dirinya mendapatkan fasilitas khusus dari 

Pemerintah Hindia Belanda dalam menempuh pendidikan di sekolah yang didirikan 

oleh Pemerintah Hindia Belanda.  

Soekemi sebagai seorang priyayi menempuh pendidikan guru pada Kweek 

School Probolinggo, Jawa Timur yang dibuka pada tahun 1870. Setelah lulus, dia 

lalu ditempatkan sebagai guru di Sekolah Pribumi Kelas Dua (Tweede Klassse 

School) di Singaraja, Bali.34  

Di sanalah Soekemi bertemu dengan Idayu dan saling jatuh cinta. Cinta 

mereka mendapat penolakan dari keluarga Idayu karena pada masa itu tidak lazim 

terjadi pernikahan antarsuku, apalagi keluarga Idayu berasal beragama Hindu dari 

 

33I Gusti Ketut Widana and I Gede Widya Suksma, ‘Perubahan Sistem Warna Menjadi 

Wangsa, Labeling Kasta Pada Masyarakat Bali’, Widyanatya, 3.2 (2021). 

34Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 27. Para 

penulis biografi Soekarno hanya menyebutkan bahwa Soekemi mengajar di sekolah dasar pribumi 

di Singaraja, Bali tanpa menyebutkan nama sekolahnya. Penulis dapat menyimpulkan bahwa 

sekolah yang dimaksud adalah Sekolah Pribumi Kelas Dua (Tweede Klassse School) karena sejak 

terjadi perang di Bali (1846-1908) hanya berdiri 1 sekolah Pemerintah Hindia Belanda di Bali, yaitu 

Sekolah Pribumi Kelas Dua (Tweede Klassse School) di Singaraja tersebut. Beberapa sekolah baru 

dibuka lagi di Bali dan Lombok pada tahun 1914, sedangkan pada tahun itu Soekemi dan 

keluarganya sudah tidak berdomisili di Bali.  Lihat A.A. Gede Putra Agung dan I Nengah Musta, 

Sejarah Pendidikan Daerah Bali (Cet. I; t.t.: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 

1991/1992), h. 48. 
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kasta Brahmana sedangkan Soekemi beragama Islam. Soekemi dan Idayu lalu 

memilih kawin lari, sehingga sampai diperkarakan dan didenda di Pengadilan 

sebesar 25 ringgit. Denda itu dibayarkan Idayu dengan menjual perhiasannya.35 

Rupanya kenekatan orang tuanya yang menentang dan mendobrak norma-norma 

adat menurun kepada Soekarno yang tidak mau terbelenggu oleh adat atau tradisi 

lama yang menjadikannya sebagai sosok yang berani menentang dengan gigih hal-

hal yang dirasakannya tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikirannya.  

Dua tahun kemudian, lahir anak pertama mereka, Sukarmini, kakak 

perempuan Soekarno. Sadar bahwa akibat pernikahan tersebut ternyata kedua 

pasangan muda ini menjadi terasing dari lingkungannya, maka Soekemi memohon 

agar dimutasikan ke Surabaya. Permohonan itu akhirnya dikabulkan, dan di kota 

itulah Soekarno dilahirkan.36  

Ketika Soekarno lahir dia diberi nama Kusno. Namun ia sering sakit-sakitan 

terkena malaria, disentri dan penyakit-penyakit lainnya. Soekemi berfikir bahwa 

namanya tidak cocok untuk anak keduanya ini, lalu menginginkan mengganti 

dengan nama yang lain. Kusno lalu diganti namanya menjadi Soekarno ketika 

masih kanak-kanak.37 Menurut Adji Nugroho dan Novi Fuji bahwa nama lengkap 

Soekarno sebelum diganti namanya adalah Koesno Sosrodihardjo dengan nama 

 

 35Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 25-26.  Kawin lari 

(vlucht huwelijk) dalam adat Bali disebut sila-riang merupakan perbuatan yang melanggar hukum 

adat yang dikenakan denda bagi pelanggarnya. Lihat H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan 

Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya (Cet. VI; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 

33-41.   

36John D. Legge, Sukarno: A Political Biography, h. 28 dan Peter Kasenda, Sukarno Muda: 

Biografi Pemikiran 1926-1933, h. 11.    

37Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 31.   
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belakang diambil dari nama ayahnya.38 Sedangkan Nurinda Ki S. Hendrowinoto 

menyebutkan nama lengkap Soekarno sebelum diganti adalah Koesna Sosro 

Soekarno.39  

Nama Soekarno diambil ayahnya dari dari lakon Karna, seorang panglima 

perang Bharata Yudha dalam cerita klasik Hindu Mahabharata yang diadaptasi 

sebagai cerita Pewayangan Jawa. Soekarno kecil sangat girang diberikan nama itu 

karena ia mengenalnya sebagai sosok perkasa dan besar putera Batara Surya, dewa 

matahari dengan Kunti yang lahir tidak biasa melalui telinga Kunti. Kata Karna ini 

diubah akhiran “a” menjadi “o” sehingga menjadi “Karno,” sedangkan kata “su” 

dalam bahasa Jawa bermakna “baik atau paling baik.” Secara literal nama Soekarno 

bermakna “Karna yang baik” atau “kebaikan sang Karna,” namun diartikan oleh 

Soekarno sendiri secara kontekstual menjadi “pahlawan yang terbaik” didasarkan 

harapan ayahnya agar Soekarno menjadi patriot dan pahlawan besar bagi rakyatnya, 

seakan-akan menjadi Karna yang kedua,40 seorang pahlawan Perang Barata Yudha 

dalam lakon pewayangan.41  

Sebelum masa kemerdekaan, nama Soekarno selalu ditulis “Soekarno” 

mengikuti cara penulisan Belanda. Setelah kemerdekaan maka Soekarno tidak 

menyukai namanya ditulis Soekarno sebagai peninggalan ejaan Kolonial Belanda 

 

38Adji Nugroho dan Novi Fuji Soekarno dan Tan Malaka: Negarawan Sejati yang Pernah 

Diasingkan, h. 3.  

39Nurinda Ki S. Hendrowinoto, Ayah Bunda Sukarno: R. Soekeni Sosrodihardjo, Nyoman 

Rai Srimben, h. 17.    

40Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 31-32.  

41Mengenai lakon Karna, lihat  Aris Wahyudi, ‘Lakon Karna Tandhing: Konsep Pergantian 

Musim Dalam Pemujaan Syiwa’, Wayang Nusantara: Journal of Puppetry, 3.2 (2019) 

<https://doi.org/10.24821/wayang.v3i2.3148>. 
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dan memerintahkan mengganti huruf “oe” menjadi “u.” Namun tanda tangannya 

tetap tertulis Soekarno karena tidak mudah merubah tanda tangan tersebut.42 

Apalagi tanda tangan Soekarno dalam teks proklamasi tetap tertulis Soekarno yang 

menjadi arsip sejarah tidak tergantikan. 

Nama Soekarno di luar negeri seringkali ditambahkan dengan kata Achmad 

menjadi Achmad Soekarno. Penambahan nama tersebut terkenal setelah Soekarno 

menunaikan ibadah haji di Mekkah pada tahun 1955.43 Penambahan nama ini 

bermula dari para diplomat muslim Indonesia pada tahun 1940-an yang berjuang 

agar Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara di Timur 

Tengah, sehingga nama Soekarno ditambahkan Achmad yang akan terlihat lebih 

“Islami” sebagai salah satu cara untuk menampilkan pemimpin Indonesia adalah 

muslim.44 Penambahan kata Achmad ini juga dilakukan oleh para wartawan asing 

ketika hendak menuliskan nama Soekarno karena di negara-negara Barat terbiasa 

menggunakan nama dengan dua kata dengan nama pertama (first name) dan  nama 

keluarga (family name), dan mereka kurang memahami tradisi Jawa yang hanya 

satu nama saja.45  

Menurut Steven Drakeley bahwa penambahan nama Achmad tersebut 

sangat mungkin disebabkan para wartawan Barat merujuk penambahan nama yang 

 

42Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 32.   

43Lihat Kathleen Paparchontis, 100 World Leaders: Who Shaped World History (Illonois: 

Versa Press, 2023), h. 84 dan Palgrave Macmillan (ed.), “Sukarno, Achmad (Indonesia),” in The 

Statesman’s Yearbook Companion (London:  Palgrave Macmillan, 2019), h. 375.  

44M. Zein Hassan, Diplomasi  Revolusi Indonesia Di Luar Negeri (Cet. I; Jakarta: Bulan 

Bintang, 1980), h. 62.   

45Yonita Yulia Yalinda, Kiprah Politik Sukarno: Jalan Panjang  Sukarno Dalam 

Mewujudkan  Kemerdekaan Beserta Kisah Hidupnya, h. 187.   
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dilakukan oleh para diplomat Indonesia pada tahun 1940-an tersebut. Menurut 

Drakeley pula bahwa ada kemungkinan kata Achmad ini terinspirasi dari KH. 

Ahmad Dahlan atau Ahmad Hassan (1887-1958),46 namun tidak ada bukti apapun 

yang mendukung kemungkinan ini kecuali hanya perkiraan Drakeley.   

Soekarno sendiri sebenarnya tidak menyukai penambahan nama Achmad 

tersebut, sebagaimana disampaikannya pada Acara Peringatan Sumpah Pemuda di 

Stadion Senayan, Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1964. Soekarno lebih senang 

disebut dengan nama pemberian  orang  tuanya  itu,  Soekarno,  Pak  Karno,  atau  

Bung  Karno  sebagaimana rakyat menyebutnya.47 Soekarno  menyebut  bahwa  

penambahan  nama  Achmad  ini adalah  menggelikan  dan  ia  tidak  menginginkan  

menggunakan  nama  Achmad tersebut.48  

2. Masa Kecil Soekarno  

Keluarga Soekarno bukanlah keluarga kaya. Soekarno menceritakan 

kemiskinan ayah dan ibunya di Surabaya, begitu juga ketika keluarganya pindah ke 

Mojokerto pada waktu Soekarno berusia 6 tahun. Keluarganya tinggal di 

lingkungan yang kumuh dengan kondisi keuangan yang serba tidak cukup. 

Soekarno mengilustrasikan kemiskinan di masa kecilnya bahwa ayahnya tidak bisa 

 

46Steven Drakeley, “In Search of Achmad Sukarno,” (Makalah Disajikan pada Conference 

Proceedings Asia Reconstructed: Proceedings of the 16th Biennial Conference of the ASAA di 

Australian Nastional University, 5-7 Juli 2016), h. 4-9.  

47Peristiwa itu dilatarbelakangi oleh Mr. Mochammad Moeljadi Djojomartono (1898-

1967), aktivis Partai Masyumi dan Muhammadiyah yang memberikan sambutan sebelum Soekarno 

pada Acara Peringatan Sumpah Pemuda di Stadion Senayan Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1964. 

Ia menyebut nama Soekarno dengan Haji Achmad Soekarno. Saat Soekarno memberikan amanat 

selaku Presiden R.I. pada acara tersebut, ia mengoreksinya dan menegaskan bahwa namanya hanya 

Soekarno saja dan dipanggil dengan nama itu, Pak Karno atau Bung Karno. Lihat Sukarno, 

Wedjangan Revolusi: Kamus Ilmu Perdjuangan Untuk Rakjat (Cet. II; Jakarta: Naraprana, 2010), h. 

72. 

48Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 32.    
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membelikan dirinya sepatu, tidak pernah mengadakan pesta makan besar, tidak bisa 

membeli hadiah pada orang lain, bahkan sekedar petasan untuk dibunyikan 

Soekarno kecil ketika tiba hari lebaran sebagaimana anak-anak lainnya.49  

John D. Legge menegaskan bahwa Soekarno terlalu melebih-lebihkan 

kemiskinannya dalam otobiografinya itu. Ia menyoroti posisi Soekemi sebagai guru 

di Mojokerto kemudian menjadi penilik sekolah di Blitar menjadikan keluarga 

Soekarno memiliki penghasilan tetap, sehingga mereka bukanlah keluarga yang 

melarat. Kemiskinan Soekarno adalah kemiskinan umumnya seperti yang dialami 

oleh masyarakat Jawa pada masa itu.50 Bukti mengejutkan datang dari publikasi 

foto Bob Hering yang menguatkan kritik Legge yang memperlihatkan Soekarno 

kecil semasa menjadi murid sekolah dasar di Mojokerto di antar dengan delman, 

bersepatu dan menggunakan topi yang tidak bisa diperoleh anak-anak melarat pada 

masa itu.51 Ada kemungkinan bahwa foto tersebut bisa dibuat sebagai sesi 

“bergaya” untuk menaikkan status sosial dan menunjukkan kelas priyayi keluarga 

Soekarno, sehingga menutupi fakta kemiskinan keluarga Soekemi. Pada masa 

kolonial Belanda menggunakan pakaian Eropa dipandang menaikkan status sosial. 

Pakaian pribumi, seperti kain batik, jas, blankon, dan beralas kaki mendapat 

cemoohan dari orang Belanda yang menyebutnya “pribumi kotor.” Kaum pribumi 

lalu menggunakan pakaian Eropa untuk menghindari cemoohan ini.52  

 

49Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 27-28.      

50John D. Legge, Sukarno: A Political Biography, h. 30.  

51Bob Hering, Soekarno Arsitek Bangsa, h. 34.  

52Husein Abdulsalam, “Pakaian dan Gaya Hidup Revolusioner Di Zaman Hindia Belanda,” 

Tirto.id,https://tirto.id/pakaian-dan-gaya-hidup-revolusioner-di-zaman-hindia-belanda-cAaU (9 

Desember 2023).   
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Soekarno lahir dari latar belakang keluarga yang tidak dekat dengan agama 

Islam dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Soekarno sejak kecil dibesarkan dalam 

budaya sinkretis yang berakar dari tradisi Jawa. Soekemi memang beragama Islam, 

tetapi bukan berasal dari kalangan santri atau muslim yang taat. Ia menjalankan 

ajaran teosofi Jawa yang sinkretis.53 Soekemi merupakan tipologi orang Jawa 

sinkretis, yaitu secara formal beragama, namun religiusitasnya bercampur dengan 

keyakinan Jawaisme dengan agama-agama lain. Identitasnya sebagai orang Jawa 

tidak dapat dilunturkan oleh agamanya sendiri, tetapi justru dijalankan semua 

keyakinan tersebut secara sinkretis.54 Adapun Idayu beragama Hindu-Bali yang 

masuk Islam hanya supaya dapat menikah dengan Soekemi.55  

Soekarno juga diinternalisasikan pembelajaran moral dan mitologi khas 

Jawa melalui lakon pewayangan sebagaimana orang Jawa pada umumnya. Nama 

Soekarno yang diambil dari lakon Karna atau Karno sudah cukup menggambarkan 

hal ini.  Internalisasi ini semakin  kuat ketika Soekarno di usia tiga tahun diambil 

oleh kakeknya, Raden Hardjodikromo untuk tinggal sementara bersama mereka di 

Tulung Agung, Kediri.56 Raden Hardjodikromo adalah seorang juru tulis (carik) 

penganut Kejawen tulen yang percaya hal-hal mistis dan melakukan berbagai 

tirakat, sehingga memiliki kemampuan menyembuhkan berbagai macam penyakit. 

Masyarakat sekitar sangat menghormati kakek Soekarno ini karena dipandang 

 

53Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 31-32.  

54Lihat Mulyana, “Spiritualisme Jawa: Meraba Dimensi dan Pergulatan Religiusitas 

Orang Jawa, Kejawen: Jurnal Kebudayaan Jawa, Vol. 1, No. 2, Agustus 2006, h. 9.  

55Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 5-7.   

56Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 25 dan 33; Adji 

Nugroho dan Novi Fuji, Soekarno dan Tan Malaka: Negarawan Sejati yang Pernah Diasingkan, h. 

11.   
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sesepuh (pinisepuh) yang tuntas menjalani laku batin dan gemar menolong 

sesama.57 Ia mendidik Soekarno untuk bersikap jujur dan adil, tetapi sangat 

memanjakan Soekarno. Raden Hardjodikromo memperbolehkan Soekarno 

menonton pertunjukkan wayang mulai senja sampai dini hari.58 

Bernhard Dahm sangat menekankan masa-masa ini sebagai dasar 

terbentuknya konsepsi Soekarno di masa yang akan datang. Dahm bahkan 

menegaskan bahwa tidak ada yang lebih baik untuk memahami Soekarno dari pada 

kembali ke lakon-lakon pewayangan di mana Soekarno mengidentikkan dirinya, 

seperti Karna dan  Bima, para pahlawan pada cerita Mahabharata, dan lain-lain. 

Pewayangan seakan-akan menjadi sekolah bagi Soekarno yang merubah Kusno 

kecil menjadi “Ksatria Karno” dengan proses identifikasi diri pada dunia 

pewayangan.59 Ahmad Suhelmi sependapat dengan Dahm bahwa pemikiran 

mitologis tradisional Jawa telah memberikan pengaruh normatif (normative 

influence) dalam perkembangan ideologi Soekarno selama masih kanak-kanak dan 

memungkinkan mengimplementasikannya dalam bentuk sintesis politik tipikal 

Jawa. Pengaruh ini lambat laun mengkristal menjadi bentuk embrio dasar-dasar 

konsepsi Soekarno yang cenderung sinkretis.60  

Asumsi Dahm ini banyak dikritik oleh banyak pengkaji pemikiran Soekarno 

karena “membonsai” berbagai konsepsi Soekarno pada dimensi sinkretisme Jawa 

 

57Adji Nugroho dan Novi Fuji, Soekarno dan Tan Malaka: Negarawan Sejati yang Pernah 

Diasingkan, h. 11-12.    

58Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 27-28.    

59Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 27-33.     

60Ahmad Suhelmi, Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir (Cet. I; Jakarta: 

Teraju, 2002), h. 16-17.   
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dan dunia pewayangan serta cenderung mengecilkan pengaruh lain pada 

Soekarno.61 Tetapi harus diakui bahwa pendidikan masa kecil dengan kebudayaan 

Jawa dan lakon pewayangan memang sangat berkonstribusi bagi pembentukan 

konsepsi Soekarno di masa depan, sekali pun tidak semonolitik seperti yang 

digambarkan oleh Dahm. 

Wayang dalam tradisi Jawa bukanlah sekedar pertunjukkan seni semata, 

namun sarana bagi penghormatan leluhur dan memperkokoh hubungan dengan 

dunia spiritual, sehingga pertunjukkan wayang sering diadakan dalam rangka 

upacara ritual dan tradisional yang melibatkan keluarga dan masyarakat, seperti 

upacara slametan, ruwatan, peringatan hari raya atau hari-hari besar lainnya.62  

Wayang dan berbagai lakonnya menggambarkan tata nilai dan kepribadian 

orang Jawa melalui karakter-karakter tersebut. Idealisme orang Jawa tercermin 

dalam bahasa religi Jawa: satria pinandhita (satria atau pemuda yang berilmu tinggi 

dan berakhlak mulia  seperti para pendeta atau ulama). Dalam lakon pewayangan 

bahwa tokoh yang dapat memewakili itu adalah Bima yang dikisahkan pernah 

menjadi pendeta dengan sebutan Sang Begawan Bima Suci, selain Arjuna, Kresna, 

Rama, dan Semar. Orang Jawa sering mengidentikkan kepribadian mereka dengan 

 

61Peter Kasenda, Bung Karno Panglima Revolusi (Yogyakarta: Galang Pustaka, 2022), h. 

5-6.  

62Sri Mulyono, Wayang dan Filsafat Nusantara (Cet. III; Jakarta: Haji Masagung, 1992), 

h. 51-56. Slametan merupakan upacara untuk memperingati momen-momen penting dalam 

kehidupan seseorang atau sekeluarga, seperti kelahiran, kematian, dan pernikahan sehingga digelar 

pagelaran wayang untuk memberikan perlindungan spiritual dan mendatangkan keberkahan. 

Slametan dapat dipandang sebagai inti dari Kejawen. Lihat Suwardi Endraswara, Mistik Kejawen: 

Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa (Cet. I; Yogyakarta: Narasi, 

2014), h. 5-15. Sedangkan ruwatan adalah upacara pembersihan dan penyucian rohani untuk 

mengusir energi negatif atau penyakit. Lihat Sri Mulyono, Simbolisme dan Mistikisme Dalam 

Wayang: Sebuah Tinjauan Filosofis (Cet. III; Jakarta: Hajimasagung, 1993), h. 46-50. 
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lakon-lakon pewayangan  untuk  menggambarkan  konsep  dirinya  dalam  tata  nilai  

dan kepribadiannya.63  

Kisah perang Mahabharata menceritakan kepahlawanan antara Pandawa 

melawan Kurawa dalam Perang Bharata Yudha. Perang yang terjadi disebabkan 

Kurawa merampas Kerajaan Ngastina Pura milik Pandawa dengan cara-cara yang 

keji.  Tidak mengherankan jika Soekarno sebagai orang Jawa mengidentikkan 

dirinya dengan dunia pewayangan tersebut sebagai hasil pendidikan di masa kecil, 

terutama Karna dari kelompok Kurawa dan Bima dari kelompok Pandawa.  Karna 

dan Bima sering merupakan simbolisasi dari karakter yang kuat, teguh pendirian, 

memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran dan kesucian, melindungi teman-teman 

dan saudaranya, tulus dan belas kasih, berani berkorban untuk mencapai tujuannya, 

namun tidak pernah takut atau pun mundur menghadapi musuh dan lawannya.64 

Cerita Mahabharata dan Perang Bharata Yudha sangat tepat jika diasosiasikan 

dengan Indonesia yang direbut secara keji oleh Belanda, sehingga cerita ini akan 

membangkitkan etos kepahlawanan dalam diri Soekarno sejak kecil.  

Menurut Dahm bahwa Soekarno ketika kecil semasa berinteraksi dengan 

dunia pewayangan yang intens ini sudah dipengaruhi oleh ramalan Jayabaya (w. 

1179), Raja Panjalu, Kediri (1135-1159) tentang akan berakhirnya kolonialisme 

bangsa asing terhadap tanah Jawa dan munculnya Ratu Adil yang membawa 

kemakmuran sejati. Di sinilah akar sebenarnya dari identifikasi Soekarno tampil 

 

63Mulyana, “Spiritualisme Jawa: Meraba Dimensi dan Pergulatan Religiusitas Orang 

Jawa,” h. 5.   

 64Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 31-32 dan 58; 

Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 31-32.   
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membebaskan bangsanya dari penjajahan.65 Asumsi ini benar jika dikaitkan dengan 

alam pemikiran pada masa itu tentang kuatnya pengaruh ramalan Jayabaya bagi 

orang Jawa.66  

Pandangan Dahm ini dapat dipahami karena dia berupaya secara monolitis 

menginterpretasikan konsepsi Soekarno dengan kultur Jawa, termasuk dunia 

pewayangan. Namun Dahm kurang menggali dimensi humanis Soekarno yang lahir 

dari kalangan priyayi rendahan dan merasakan langsung penderitaan rakyat 

Indonesia pada masa penjajahan. Asumsi Dahm terkesan aneh karena terjebak 

dalam interpretasinya sendiri, tetapi malah kurang menekankan pengalaman hidup 

sebenarnya dari Soekarno ketika masih kecil yang membentuk sikap anti 

penjajahan.  

 Pengalaman pahit didiskriminasi dan dihina sebagai orang terjajah sudah 

dirasakan Soekarno sedari kanak-kanak sangat membekas pada dirinya. Soekarno 

mencontohkannya dalam permainan sepakbola menghadapi anak-anak Belanda. Ia 

tidak bisa menjadi ketua klub sepakbola, bahkan disingkirkan oleh anak-anak 

Belanda yang menjadi anggota paling dominan di klub tersebut. 67 Soekarno 

menceritakan pengalaman pahitnya itu:  

Bagiku klub sepakbola adalah pengalaman pahit yang tidak mungkin 

kulupakan. Anak-anak berambut jagung menjaga kedua sisi dari pintu masuk 

sambil berteriak: “He, kamu-Brownie! ... He, anak kulit coklat yang tolol dan 

malang … pribumi … inlander … anak kampung… He, kamu lupa memakai 

sepatu …” Bahkan bayi-bayi kecil berambut pirang itu sudah tahu meludahi 

 

65Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 28-29.    

66Mengenai ramalan Jayabaya, lihat Muh Fatkhan, ‘Sosok Ratu Adil Dalam Ramalan 

Jayabaya’, Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam, 19.2 (2020), 241–52 

<https://doi.org/10.14421/ref.v19i2. 2263>. 

67Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 34.  
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kami, karena hal itu merupakan pelajaran pertama yang diberikan oleh orang 

tua mereka begitu mereka lahir.68 

 

 Pengalaman pahit semasa kecil ini tentu membentuk karakter Soekarno 

yang anti kolonialisme dan imperialisme yang akan dibuktikannya dengan 

senantiasa melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda.   

Soekarno juga menceritakan bahwa kepeduliannya terhadap rakyat jelata 

berakar dari masa kecilnya di bawah asuhan seorang pembantu rumah tangga 

bernama Sarinah ketika keluarga Soekemi tinggal di Mojokerto. Sarinah tidak 

menikah, tinggal dan makan bersama dengan keluarga Soekemi, namun tidak 

mendapatkan gaji. Soekarno semasa kecil sering tidur bersama Sarinah di ranjang 

yang sempit, sehingga sangat dekat dengan pengasuhnya ini. Kasih sayang dan 

nasehat-nasehat Sarinah senantiasa diingat oleh Soekarno sampai ia dewasa. 

Sarinah mengajarkan kepada Soekarno tentang mencintai rakyat, seperti kata-

katanya yang dikenang oleh Soekarno:  “Karno, di atas segalanya engkau harus 

mencintai ibumu. Tapi berikutnya engkau harus mencintai rakyat kecil. Engkau 

harus mencintai umat manusia.”69 Soekarno sangat mengingat pengasuhnya ini, 

sehingga buku pedoman perjuangan perempuan nasionalis Indonesia 

dinamakannya dengan Sarinah sebagai tanda terima kasih terhadap kasih sayang 

yang didapati darinya pada masa kecil dan pelajaran mencintai rakyat jelata.70 

 

68Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 34.   

69Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 30.   

70Soekarno, Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia (Cet. I; 

Yogyakarta: Media Pressindo dan Yayasan Bung Karno, 2014), h. viii.   
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Nama Sarinah bahkan digunakan Soekarno pada supermarket di Jakarta yang 

diresmikan pada tanggal 15 Agustus 1966.71  

 Jiwa kepemimpinan Soekarno sudah terlihat sejak kecil. Ia menceritakan 

masa kecilnya yang terbiasa menonjol dan menjadi pemimpin bagi teman-

temannya. Soekarno selalu ingin menjadi pusat perhatian. Teman-temannya 

dikatakan Soekarno akan mengikuti dengan setia segala hal yang dikerjakannya. 

Jika Soekarno sudah memainkan sesuatu maka semua teman-temannya akan 

mengikutinya dengan setia.72  

Soekarno tidak mau dikalahkan dalam segala hal dengan teman 

sepermainannya, dan apabila bermain maka ia berupaya keras untuk 

memenangkannya dengan segala cara. Suatu ketika ia kalah dalam pertandingan 

gasing dan kekalahannya ini diatasi dengan membuang gasing temannya di sungai. 

Hal ini menggambarkan karakter Soekarno yang keras kepala dan memiliki 

keinginan kuat untuk mencapai keinginannya.73  

 

71Roso Daras, Total Bung Karno: Serpihan Sejarah yang Tercecer (Cet. V; Bandung: 

Mizan, 2015), h. 168-170.   

72Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 34.    

73Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 34. John D. Legge 

meragukan cerita Soekarno tentang membuang gasing temannya ini. Nampaknya Legge berupaya 

mendekonstruksi Soekarno sebagai seseorang yang suka melebihkan ceritanya di masa kecil, 

sehingga untuk masalah cerita “permainan gasing” pun masih diragukannya. John D. Legge, 

Sukarno: A Political Biography, h. 28. Cerita Soekarno ini terkonfirmasi kebenarannya dengan 

pengakuan teman sepermainan Soekarno di Mojokerto yang bernama Herman Kartowisastro. Ia 

salah satu “korban” yang dibuang gasingnya oleh Soekarno karena mengalahkannya pada permainan 

gasing. Herman menceritakan betapa Soekarno “mau menang sendiri” dalam segala permainan, 

sampai-sampai ketika ayam jago milik Soekarno kalah oleh ayam jago milik Herman maka 

Soekarno memaksa Herman menukar ayam jagonya dengan ayam jago milik Soekarno. Beberapa 

kali Herman bertengkar dengan Soekarno hanya karena Soekarno tidak mau kalah dalam permainan. 

Soekarno adalah kombinasi dari kawan main yang mengasyikkan, tetapi sekaligus menjengkelkan 

karena “mau menang sendiri.” Herman Kartowisastro, “Pemuda Sukarno, Kawan Sekolah dan 

Kawan Mainku Selama 1909-1919,” dalam Hero Triatmono (ed.), Kisah Istimewa Bung Karno (Cet. 

I; Jakarta: Kompas, 2010), h. 5-7. 
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3. Pendidikan Formal Soekarno  

Soekarno mengawali pendidikan formalnya pada Sekolah Desa atau VS 

(Volkschool) di Tulung Agung ketika ia tinggal bersama dengan kakeknya, Raden 

Hardjodikromo. Di sekolah tersebut Soekarno belajar membaca dan menulis. 

Soekarno bukan termasuk murid yang rajin di sekolah ini, meskipun bukan juga 

murid yang bodoh.74 Kakeknya terlalu memanjakannya, sehingga ia sering 

menonton pertunjukkan wayang semalam suntuk yang membuat Soekarno tidak 

kosentrasi belajar.75 Ketika guru sedang menerangkan pelajaran malah Soekarno 

ditemukan asyik menggambar lakon-lakon wayang, terutama Bima atau 

Werkudara, sehingga membuat kesal guru-gurunya.76  

Beruntunglah Soekarno memiliki seorang ayah yang sangat peduli dengan 

pendidikannya. Ayahnya berupaya keras agar Soekarno dapat menempuh jenjang 

pendidikan formal yang baik, bahkan mempersiapkan Soekarno dapat menempuh 

pendidikan formal di sekolah-sekolah elit Pemerintah Hindia Belanda.  

Soekarno pindah ke Sekolah Pribumi Kelas Dua atau Sekolah Angka Loro 

(Tweede Klassse School) di Sidoarjo di tempat ayahnya mengajar sebagai mantri 

guru. Ayahnya berusaha memperbaiki prestasi belajar Soekarno dengan 

memberikan pelajaran tambahan di rumah.77 Soekarno mengenang ketika ayahnya 

memaksanya terus-menerus belajar berjam-jam di rumah sepulang dari sekolah, 

 

74Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, h. 8.   

75Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 27-28  

76Adji Nugroho dan Novi Fuji, Soekarno dan Tan Malaka: Negarawan Sejati yang Pernah 

Diasingkan, h. 16-17.  

77Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 8.     
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padahal ia di sekolah juga sudah belajar berjam-jam pula.78 Soekarno lalu 

melanjutkan pelajarannya di Sekolah Pribumi Kelas Satu (Eerstede Klassse School) 

Mojokerto yang berbahasa Belanda saat berusia 12 tahun.79 Usaha ayahnya berhasil 

menjadikan Soekarno sebagai murid yang cerdas dan berprestasi. 

Ayahnya sudah merancang agar Soekarno bisa menempuh pendidikan 

tinggi. Keinginan ayahnya ini sulit tercapai jika Soekarno hanya bermodalkan 

ijazah Sekolah Pribumi. Soekarno sebenarnya ragu dengan maksud ayahnya ini. Ia 

trauma dengan diskriminasi dan hinaan anak-anak Belanda. Namun ayahnya 

meyakinkan Soekarno bahwa ia tidak sukses di masa depan tanpa menjalani 

pendidikan di sekolah-sekolah elit Pemerintah Hindia Belanda.80  

Kecerdasan Soekarno  memberikan keyakinan pada Soekemi untuk 

memindahkan anaknya ini belajar di sekolah elit Pemerintah Hindia Belanda, yaitu 

ELS (Europeesch Large School) atau Sekolah Dasar Eropa di Mojokerto.81 

Soekarno diterima di ELS Mojokerto, namun ia masih terkendala dengan 

penguasaan bahasa Belanda yang dipandang kepala sekolah belum memenuhi 

syarat untuk duduk di kelas 6, sehingga Soekarno diharuskan mengulangi 

pelajarannya di kelas 5. Situasi ini membuat Soekarno malu karena ia sudah berusia 

14 tahun pada saat itu dan mengeluhkan kepada ayahnya bahwa ia akan dicemooh 

sebagai orang yang bodoh dan tidak naik kelas. Ayahnya memberi solusi dengan 

 

78Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 28-29.  

79Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, h. 8.   

80Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 34-35.      

81Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, h. 8.    
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cara “potong kompas,” yaitu mengurangi usia Soekarno satu tahun dalam dokumen 

resmi, sehingga Soekarno memiliki tahun kelahiran 1902.82  

Prestasi Soekarno terlihat sangat menonjol di ELS Mojokerto, terutama 

dalam ilmu bahasa, menggambar, dan berhitung.83 Soekemi berupaya mengatasi 

kelemahan Soekarno berbahasa Belanda. Ia mengupayakan Soekarno diberi les 

tambahan bahasa Belanda dari guru ELS Mojokerto, yaitu Juffrouw Maria Paulina 

De La Rieverra selama satu jam setiap harinya. Ketika Soekarno berpacaran dengan 

remaja Belanda bernama Rika Meelhusyeen dan akhirnya ketahuan oleh Soekemi, 

malah Soekemi melihat dari sisi yang lain, yaitu bahwa pacaran dengan 

Meelhusyeen itu bukan sesuatu yang buruk karena dapat memperbaiki kemampuan  

Soekarno  berbahasa  Belanda,  padahal  Soekarno sudah menggigil ketakutan.84 

Soekemi mengupayakan Soekarno bisa melanjutkan pendidikannya di HBS 

(Hogere Burger School) atau Sekolah Lanjutan khusus anak-anak Eropa di 

Surabaya. Masuk ke HBS sangat sulit bagi seorang pribumi dengan status priyayi 

rendahan. Soekarno semestinya hanya akan bisa bersekolah di MULO (Middelbar 

Oetgebreit Lagage Onderwijs). Soekemi menggunakan pengaruh dari kawan 

baiknya, yaitu seorang tokoh besar yang sangat disegani Pemerintah Hindia 

Belanda agar anaknya bisa diterima di HBS Surabaya, yaitu Haji Oemar Said 

Tjokroamoto (1882-1934).85  

 

82Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 35.       

83Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, h. 8.  

84Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 36.  

85Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 36-37.  
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Soekarno dapat melanjutkan pendidikannya di HBS Surabaya pada tahun 

1916 saat berusia 15 tahun seperti yang disebutkan oleh Legge.86 Para penulis lain 

menyebutkan bahwa Soekarno memulai pendidikannya di HBS Surabaya pada 

tahun 1915.87 Versi Legge ini yang lebih masuk akal. Soekarno dalam 

autobiografinya mengatakan bahwa ia masuk ELS Mojokerto di usia 14 tahun, lalu 

dimundurkan usianya setahun. Jika Soekarno lahir tahun 1901, berarti ia masuk ELS 

Mojokerto pada tahun 1915 dan diterima pada Kelas 5, sehingga butuh 2 tahun 

menyelesaikan pendidikannya di ELS Mojokerto. Sangat tidak mungkin apabila 

Soekarno yang diterima di kelas 5 menyelesaikan pendidikannya hanya 1 tahun. 

Jika Soekarno menyelesaikan ELS dalam 2 tahun maka sudah tepat jika ia berada 

di Surabaya pada tahun 1916.88  

Kecerdasan Soekarno sangat terlihat di HBS, bahkan disebut jenius oleh 

kawan-kawannya karena mampu memahami dengan baik semua mata pelajaran. 

Ketika kawan-kawannya serius belajar mandiri di kamarnya masing-masing dengan 

mata pelajaran yang sulit seperti matematika, malah Soekarno dengan santainya 

berkeliling kamar dan mengajak kawan-kawannya bercakap-cakap dan bersenda 

gurau, sehingga mereka harus mengunci kamarnya masing-masing agar bebas dari 

“gangguan” Soekarno.89  

 

86John D. Legge, Sukarno: A Political Biography, h. 65.   

87Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 33; Arif 

Zulkifli dkk., Sukarno: Paradoks Revolusi Indonesia, h. 18; dan Adji Nugroho dan Novi Fuji, 

Soekarno dan Tan Malaka: Negarawan Sejati yang Pernah Diasingkan, h. 23.  

88John D. Legge, Sukarno: A Political Biography, h. 41; Cindy Adams, Sukarno and 

Autobiography as Told Cindy Adams, h. 34-35 dan 41. 

89Herman Kartowisastro, “Pemuda Sukarno, Kawan Sekolah dan Kawan Mainku Selama 

1909-1919,” h. 14.  
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Soekarno menyelesaikan pendidikannya di HBS Surabaya dengan baik di 

tengah aktivitas sosial dan politiknya yang semakin intens. Ia dapat menyelesaikan 

sekolahnya tepat 5 tahun, dan lulus dalam 15 mata pelajaran yang diujikan. Dari 67 

siswa yang mengikuti ujian maka hanya 52 orang yang dinyatakan lulus pada 

tanggal 10 Juni 1921. Ia salah satu 5 orang anak pribumi ditambah 1 orang anak 

Tionghoa yang lulus dari HBS Surabaya di tengah mayoritas siswa Eropa.90 Pada 

tahun yang sama, Soekarno juga menikahi puteri sulung Tjokroaminoto, yaitu Siti 

Oetari (1905-1986).91  

 Ketika THS (Technische Hoge School) atau Sekolah Tinggi Teknik dibuka 

di Bandung maka Soekarno yang sudah berusia 20 tahun melanjutkan pendidikan 

tingginya di sana. Ia tiba di Bandung pada Bulan Juni 1921 dan tinggal di rumah 

sahabat Tjokroaminoto, yaitu Haji Sanusi (1888-1951). Soekarno mengambil 

jurusan teknik sipil di HBS Bandung dan berhasil mendapatkan gelar insinyur pada 

tanggal 25 Mei 1926.92 Di Bandung inilah ia bercerai dengan Siti Oetari, lalu 

menikahi mantan isteri Haji Sanusi, yaitu Inggit Ganarsih (1888-1984).93  

Pendidikan formal Soekarno di sekolah-sekolah elit Pemerintah Hindia 

Belanda telah menjadikan dirinya sebagai salah satu elit intelektual pribumi yang 

istimewa. Di saat Soekarno lulus dari HBS Surabaya dan memulai karir politiknya 

sekitar tahun 1917 s.d. 1927,  hanya ada 78 orang pribumi yang memiliki ijazah 

 

90Cita Aisyah Nurani Putri and Sumarno, ‘Masa Muda Soekarno dan Transformasi 

Pemikiran Politiknya Dari HOS Tjokroaminoto Di Surabaya Pada Tahun 1916-1921’, Avatara, 4.1 

(2016). 

91Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 55-57.   

92Arif Zulkifli dkk., Sukarno: Paradoks Revolusi Indonesia, h. 18-19.  

93Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 69-71.    
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HBS.94 Jumlah pribumi yang mengikuti pendidikan tinggi lebih sedikit lagi. Saat 

Soekarno diterima di THS Bandung, ia adalah salah satu dari 2 orang pribumi yang 

beruntung bisa kuliah di sana bersama 4 orang etnis Tionghoa dan 22 orang Eropa. 

THS Bandung hanya menerima 32 mahasiswa pribumi dari tahun 1921 s.d. 1926.95  

Para pemimpin pergerakan nasional kebanyakan dari mereka berpendidikan 

tinggi. Mereka adalah kelompok elit tersendiri yang disebabkan jumlahnya sangat 

sedikit maka mereka saling mengenal, berhubungan erat, dan merasa selevel. 

Kadang kala mereka saling bersaing satu sama lain, namun mereka menyatu karena 

strata sosialnya sebagai kelompok elit telah memisahkan mereka dari rakyat yang 

buta huruf dan berpendidikan rendah.96  

Pendidikan tinggi yang dimiliki oleh Soekarno menjadi salah satu faktor 

yang menyebabkan ia melesat menjadi salah satu elit pribumi dan pemimpin 

pergerakan nasional. Faktor ini ditambah dengan relasinya yang dengan cepat 

terbangun dengan tokoh pergerakan lainnya setelah ia tinggal bersama dengan 

Tjokroaminoto.   

Gelar akademis Soekarno adalah Ir. (Insinyur) di bidang teknik sipil yang 

didapatkan dari THS Bandung pada tanggal 25 Mei 1926 dengan keahlian spesialis 

di bidang teknik jalan raya dan pengairan.97 Ia juga memperoleh penghargaan 

akademik, doctor honoris causa dari 26 perguruan tinggi, yaitu: 

  

 

94Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 35 dan 

Onghokham, “Sukarno, Mitos dan Realitas,” h. 34.   

95Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 53.   

96Onghokham, “Sukarno, Mitos dan Realitas,” h. 34.    

97Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 81.   
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Tabel I 

Gelar Doctor Honoris Causa Soekarno 

No. Bidang Ilmu Tanggal  Perguruan Tinggi Negara 

 

1. Ilmu hukum 

30-01-1951 Far Estern University, Manila Filipina 

19-09-1951 Universitas Gajah Mada Indonesia 

24-05-1956 Colombia University, New York Amerika 

Serikat 

27-05-1956 Michigan University, Michigan Amerika 

Serikat 

08-06-1956 McGill University, Montreal Kanada 

11-09-1956 Lomonosov University, Moskow Uni Sovyet 

13-09-1956 Beograd University, Belgrado Yugoslavia 

23-09-1956 Karlova University, Praha Cekoslowakia 

27-04-1959 Istambul University, Istambul Turki 

30-04-1959 Warsaw University, Warsawa Polandia 

20-05-1959 Brazil University, Rio De Janaero Brazil 

02-08-1964 University of the Philippines, 

Manila 

Filipina 

2. Ilmu politik 

11-04-1960 Sofia University, Sofia Bulgaria 

13-04-1960 Bucharest University, Bucharest Rumania 

03-11-1964 Pyongyang University, 

Pyongyang 

Korea Utara 

3. Ilmu teknik 
23-06-1956 Berlin University, Berlin  Jerman Timur 

13-09-1962 Institut Teknologi, Bandung Indonesia 

4. Ilmu mesin 17-04-1960 Budapest University, Budapest Hungaria 

5. Ilmu falsafah 24-04-1960 Al-Azhar University, Kairo Mesir 

6. Ilmu sosial/politik 05-05-1960 La Paz University, Bolivia Bolivia 

7. Ilmu pengetahuan 

kemasyarakatan 

02-02-1963 Universitas Indonesia, Jakarta Indonesia 

8. Ilmu pengetahuan 

hukum, politik dan 

hubungan 

internasional 

29-02-1963 Universitas Hasanuddin, 

Makassar 

Indonesia 

9. Ilmu hukum dan 

politik 

14-01-1964 Royal Khmere University Kamboja 

10. Ilmu ushuluddin 

dan dakwah 

02-12-1964 IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Indonesia 

11. Ilmu sejarah 24-12-1964 Universitas Pajajaran, Bandung Indonesia 

12. Falsafah ilmu 

tauhid 

03-08-1965 Universitas Muhammadiyah, 

Jakarta 

Indonesia 

Sumber data: “Gelar Doctor Honoris Causa Bung Karno,” dalam Joesoef Isak, 100 Tahun Bung 

Karno: Sebuah Liber Amicorum (Jakarta: Hasta Mitra, 2001), h. h. 266. 
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Intelektualitas Soekarno melebihi dari bidang ilmu yang menjadi kosentrasi 

belajarnya di perguruan tinggi. Ia merambah dalam bidang ilmu yang lain, terutama 

sosial, politik, hukum, hubungan internasional, keislaman, dan kemasyarakatan. 

Hal ini terlihat dari penghargaan akademik doctor honoris causa yang diterima oleh 

Soekarno dari 26  perguruan tinggi yang ada di dalam dan di luar negeri, khususnya 

dalam bidang hukum, sosial, politik, filsafat, ilmu pengetahuan kemasyarakatan, 

hubungan internasional, ushuluddin, sejarah dan filsafat tauhid 

4. Setting Intelektual dan Perkembangan Pemikiran Soekarno  

Soekemi dan Idayu adalah orang tua Soekarno yang telah mengasuh, 

mendidik, dan membesarkanya sampai dewasa, sehingga keduanya tentu sangat 

berpengaruh bagi pemikiran dan kepribadian Soekarno. Soekemi dan Idayu 

memang tidak mengajarkan kepada Soekarno tentang Islam, baik dalam bentuk 

ajaran agama maupun prakteknya. Mereka berdua semata-mata hanya mewariskan 

identitas Soekarno sebagai seseorang beragama Islam. Namun paradigma Soekarno 

dalam memahami Islam sebenarnya dipengaruhi pula oleh kedua orang tuanya ini. 

Penghargaan Soekarno terhadap pluralitas agama, suku, dan budaya berasal 

dari latar belakang kehidupan keluarganya yang plural. Soekemi adalah priyayi 

Jawa yang beragama Islam, tetapi menjalani pola hidup teosofi Jawa yang sinkretis, 

sedangkan ibunya adalah berasal dari keluarga pemangku adat Pura Bale Agung 

Beleleng Bali beragama Hindu-Bali yang masuk Islam dan masih tetap taat 

menjalankan ajaran-ajaran Hindu-Bali.  

Paradigma berfikir Soekarno yang selalu mencoba mengharmonisasi 

berbagai ideologi, terutama Nasionalisme, Islam, dan Marxisme dapat pula dilacak 
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dari paradigma berfikir harmonis dan sinkretis dari ayahnya, Soekemi sebagai 

priyayi Jawa yang mengamalkan teosofis yang mengadopsi pula kepercayaan 

Hindu-Bali dari Idayu.  

Titik utama kehidupan priyayi adalah etika, seni, dan mistis.  Ketiganya 

berpadu dalam menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat dimengerti jika dipisahkan 

satu sama lain. Etika merupakan perilaku sehari-hari yang pantas dalam pergaulan 

menurut tatanan formalitas adat-istiadat yang dapat ditemukan landasannya dalam 

aspek seni dan mistis. Seni merupakan apresiasi terhadap keindahan yang diarahkan 

kepada kebijaksanaan tertinggi untuk mengungkapkan “rasa” yang biasanya 

diungkapkan dalam sajak, surat, atau simpati. Sedangkan praktek-praktek mistis 

dilakukan untuk mencapai makna terdalam dan mengeksplorasi batiniah untuk 

memecahkan kekaburan eksistensi manusia, dunia, dan alam semesta. Harmoni 

menjadi aspek yang penting bagi priyayi untuk menciptakan keseimbangan dalam 

menjalani kehidupan, baik aspek lahir dan batin.98  

Teosofi Jawa lebih didasarkan pada pencarian kesempurnaan hidup dengan 

akar-akar keyakinan, yaitu: monistis yakni meyakini bahwa Tuhan Yang Esa 

memancar dalam diri manusia dan seluruh alam semesta, serta panteistis yakni 

meyakini bahwa alam semesta menyatu dalam Tuhan. Monistis dan panteistis 

merupakan dua hal yang selalu ada dan berdampingan. Manusia juga dipandang 

secara monistis dan panteistis sebagai hasil imanensi Tuhan, sehingga jarak antara 

Tuhan dan manusia sulit dipastikan. Dzat Tuhan itu masuk dalam diri manusia, 

 

98Clifford Geertz, The Religion of Java, terj. Aswab Mahasin, Agama Jawa: Abangan, 

Santri, Priyayi (Cet. I; Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), h. 319-333.   
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sehingga teosofi Jawa selalu memuja Tuhan yang terimanen dalam dirinya sendiri. 

Tugas manusia adalah berupaya menemukan kesejatian tersebut.99 Ajaran teosofi 

Jawa ini bertemu secara sinkretis dengan ajaran Hindu yang mengalami Jawaisasi. 

Orang Jawa akan menerima agama apapun yang dipandang baik asalkan untuk 

kepentingan dan kebesaran masyarakat (agama ageming aji). Hal inilah yang 

membuat kalangan priyayi berkeyakinan sinkretis.100 

Kehidupan harmoni dan norma sinkretis antara teosofi Jawa dan ajaran 

Hindu-Bali yang diajarkan Soekemi pada diri Soekarno kecil dicontohkan sendiri 

oleh Soekarno ketika ia masih kecil lalu berbuat nakal memanjat pohon jambu di 

halaman rumah dan menjatuhkan sarang burung:  

Sesekali kalau aku berbuat nakal, dia menghukumku dengan-keras. Seperti di 

pagi itu aku memanjat pohon jambu di pekarangan rumah kami dan aku 

menjatuhkan-sarang burung. Wajah Bapak tampak kelabu. “Kukira aku sudah 

mengajarimu agar menyanyangi binatang,” bentaknya. 

Dengan mengigil ketakutan aku menjawab,  “Betul, Pak.” 

“Masih ingatkah kau arti kata-kata ‘Tat Twam Asi, Tat Twam Asi?” 

“Artinya ‘Dia adalah aku dan aku adalah dia; engkau adalah aku dan aku 

adalah engkau.” 

“Dan apakah tidak kuajarkan kepadamu bahwa ini memiliki arti khusus?” 

“Ya, Pak. Maksudnya, Tuhan berada di diri kita semua,” jawabku dengan 

patuh. 

Dia menatap pada penjahat yang masih berumur tujuh tahun. “Bukankah 

engkau sudah diperintahkan untuk melindungi makhluk Tuhan?” 

“Ya, Pak.” 

“Dan coba katakan padaku apa sebenarnya burung dan telur itu?” 

“Mereka adalah ciptaan Tuhan,” jawabku dengan gemetar. “Tapi jatuhnya 

sarang itu tidak disengaja. Aku tidak ingin berbuat demikian.” 

Meski ada permintaan maaf, Bapak memukul pantatku dengan rotan. Aku 

anak yang berkelakuan baik, tetapi Bapak menghendaki disiplin yang keras 

dan cepat marah kalau aturannya tidak dituruti.101 

 

99Suwardi Endraswara, Agama Jawa: Ajaran, Amalan dan Asal-Usul Kejawen (Cet. III; 

Yogyakarta: Narasi dan Lembu Jawa, 2017), h. 28-31.   

100Simuh, Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam Ke Mistik Jawa (Cet. V; 

Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), h. 113-115.   

101Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 29.   
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Ajaran tat twam asi, tat twam asi jelas merupakan ajaran Hindu yang 

mengajarkan persaudaraan universal antara sesama makhluk. Ajaran tersebut 

memiliki arti khusus bahwa Tuhan berada pada diri manusia,102 suatu implementasi 

dari panteistis khas teosofi Jawa.  Sekali pun Soekarno berpaling dari ajaran teosofi 

Jawa setelah mempelajari Islam dan mengamalkannya, namun paradigma 

berfikirnya yang menekankan pada keseimbangan yang harmonis, sinkretis dan 

terbuka untuk menerima pemikiran-pemikiran di luar Islam asalkan berguna bagi 

kemajuan Islam dan umatnya.  

Sukemi dan Idayu sekali pun bukan orang yang ketat menjalankan syariat 

Islam, tetapi keduanya senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan dengan 

cara melakukan olah batin dan tirakat. Sukemi sebagaimana orang Jawa 

menjalankan puasa senin-kamis, puasa 41 hari dan menjadi vegetarian selama 3 

tahun untuk tirakat yang  disebut puasa ngerowet. Dalam mencari solusi hidup maka 

orang tua Soekarno akan melakukan tirakat.103 Kehidupan yang religius seperti ini 

mempengaruhi Soekarno untuk percaya kepada Tuhan dengan menempuh jalan 

spiritualitas yang berbeda dengan ayahnya yaitu mengikuti ajaran Islam.  

Ketika Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS Surabaya dan pertama 

kali tiba di tersebut pada tahun 1916 maka kota Surabaya sudah menjadi kota 

terbesar kedua setelah Batavia. Penduduk Surabaya saat itu telah mencapai 

2.476.297 jiwa dengan berbagai etnis dan bangsa. Surabaya menjadi kota pelabuhan 

 

102I Nyoman Subagia, Susila Hindu: Pembelajaran, Dukungan dan Implikasi Dalam 

Membentuk Karakter Siswa (Cet. I; Badung: Nilacakra, 2021), h. 44.   

103Yana Priyatna, Aswaja dan Marhaenisme: Titik Temu Politik Kebangsaan Islam 

Nusantara (Cet. Yogyakarta: Nurmahera, 2019), h. 67.   
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yang sibuk dengan berbagai aktivitas ekspor dan impor. Kedatangan bangsa Eropa 

telah membentuk budaya baru yang asing bagi pribumi dan menumbuhkan gaya elit 

borjuasi.104 Stratifikasi sosial di Surabaya mulai luntur karena orang dari berbagai 

bangsa dan etnis dapat mengumpulkan kekayaan semenjak dibukanya perdagangan 

bebas pada tahun 1870.105 Kekayaan sudah lama dipandang sebagai salah satu aset 

penting untuk meningkatkan status dan prestise setelah kebangsawanan.  

Berbeda dengan situasi Kota Bandung pada saat Soekarno tiba di sana pada 

tahun 1921. Kota Bandung hanyalah kota kecil dengan penduduk 102.227 jiwa 

menurut sensus tahun 1920 dengan luas 2.853 hektar.106 Penduduk Bandung juga 

plural seperti Kota Surabaya terdiri mayoritas orang Sunda, Jawa, Melayu, Eropa, 

Tionghoa dan Arab. Sejak dibangunnya jalur kereta api yang menghubungkan 

Batavia-Bandung-Surabaya pada tahun 1879 s.d. 1924 maka kota ini tumbuh pesat 

dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai kota penghubung Batavia dan 

Surabaya, dua kota terbesar di Hindia Belanda.107 Ketika Soekarno memulai 

kehidupannya sebagai mahasiswa THS maka Kota Bandung sedang bertransformasi 

menuju kota besar karena adanya rencana pemindahan pusat Pemerintah Hindia 

Belanda dari Kota Batavia ke Kota Bandung, sehingga Pemerintah Hindia Belanda 

 

104Nurhaji Heri, ‘Perkembangan Politik Etis Sektor Pendidikan Di Surabaya Pada Masa 

Pemerintahan Alexander Willem Frederik Idenberg Tahun 1909-1916’, AVATARA, e-Journal 

Pendidikan Sejarah, 5.1 (2017). 

105Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 34.    

106Miftahul Falah, ‘Morfologi Kota Bandung Pada Abad XX: Perspektif Historis’, 

Metahumaniora, 8.3 (2018) <https://doi.org/10.24198/mh.v8i3.20712>. 

107Achmad Sunjayadi, ‘Melacak Akar Kreativitas Di Kota Bandung Masa Kolonial.’ 
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banyak membangun sarana dan prasana untuk mendukung rencana tersebut. THS 

didirikan di Bandung salah satunya untuk tujuan ini.108  

Badri Yatim menjelaskan bahwa Kota Surabaya dan Kota Bandung 

sebagaimana kota-kota besar di sepanjang pantai utara pulau Jawa tidak mendapat 

pengaruh yang kuat dari kebudayaan tradisional Keraton Jawa. Hal ini 

menyebabkan penduduknya lebih bersifat terbuka untuk menerima pengaruh dari 

luar, bahkan dari bangsa Eropa yang kurang bisa dilakukan pada kota yang kuat 

pengaruh Keraton Jawa seperti Yogyakarta dan Surakarta. Gerakan nasional relatif 

berkembang pesat di Jawa Barat seperti Kota Bandung dan Kota Semarang serta 

pantai utara Jawa seperti Kota Batavia dan Surabaya karena kota-kota tersebut 

menjadi pusat politik, ekonomi, dan militer dari Pemerintah Hindia Belanda. 

Mataram yang diwakili oleh Kota Yogyakarta dan Surakarta merupakan pusat 

kebudayaan Jawa relatif lebih tertutup dari budaya luar. Kota Surabaya dan 

Bandung lebih cenderung bercorak revolusioner. Hal inilah menyebabkan Kota 

Surabaya dan Kota Bandung menjadi rumah yang baik bagi berkembangnya 

pemikiran-pemikiran radikal dan revolusioner.109  

Keterbukaan masyarakat seperti Kota Surabaya dan Kota Bandung terhadap 

pemikiran revolusioner dan radikal didukung oleh terbentuknya kelas menengah 

yang lahir dari orang-orang intelek dan terdidik. Mereka mengembangkan 

kebudayaan khas kelas menengah yang non etnis, urban, modern, bersifat terbuka, 

dan tidak mengenal hirarki. Kelas menengah ini diisi oleh para priyayi yang sudah 

 

108Miftahul Falah, ‘Morfologi Kota Bandung Pada Abad XX: Perspektif Historis’,   

109Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, h. 12-13.   
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lepas dari ikatan keraton Jawa dan mensubordinasikan diri pada Pemerintah Hindia 

Belanda, sehingga mengalami transformasi budaya Eropa yang lebih terbuka.110  

Kondisi sosio-antropologis Kota Surabaya dan Kota Bandung yang lebih 

terbuka bagi pemikiran yang radikal dan revolusioner telah memudahkan Soekarno 

berkenalan dengan berbagai ideologi dan pemikiran yang membentuk 

pemikirannya yang juga tumbuh menjadi radikal dan revolusioer.   

Di sisi lain, tujuan utama Soekemi untuk menyekolahkan ke Surabaya agar 

anaknya mendapat pengasuhan dari orang yang menurut Soekemi paling tepat 

membimbing anaknya itu, yaitu Tjokroaminoto.111 Pada waktu itu, Tjokroaminoto 

sedang berada dalam puncak karir politiknya sebagai pemimpin pergerakan Islam 

nasional, yaitu Ketua SI (Syarikat Islam) yang kepemimpinannya diakui oleh 

Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 18 Maret 1916.112  

 

110Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat: Edisi Paripurna (Cet. I; Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 2006), h. 33-39.   

111Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 37. 

112Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942, terj. Deliar 

Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942 (Cet. II; Jakarta: LP3ES, 1982), h. 119. Cikal 

bakal SI (Syarikat Islam) adalah SDI (Syarikat Dagang Islam) di Solo pada tahun 1911 oleh para 

pedagang, yaitu: K.H. Samanhoedi (1868-1956), M. Asmodimedjo, M. Kertotaruno, M. 

Sumowerdodjo, dan M. Hadji Abdulradjak. SDI juga didirikan oleh Raden Mas Tirtoadisurjo (1880-

1918) di Bogor pada tahun yang sama. SDI didirikan sebagai respon menghadapi para pedagang 

Tionghoa yang dipandang meremehkan para pedagang Jawa. Awalnya keduanya saling bekerja 

sama dalam Perhimpunan “Kong Sing.” Kongsi mereka pecah setelah terjadi Revolusi Tiongkok 

1911. Pedagang-pedagang Tionghoa merasa bahwa Tiongkok adalah tanah air mereka, sehingga 

mereka merasa setara dengan bangsa Eropa dan mulai meremehkan pedagang pribumi. Muncul 

perkelahian-perkelahian di antara kedua belah pihak. SDI dalam perjalanannya tidak berkembang 

dengan baik karena tidak adanya pemimpin yang cakap. Pada tanggal 11 November 1912, SDI 

dirubah menjadi SI oleh pemimpinnya KH. Samanhoedi. SI berkembang dengan cepat di daerah-

daerah lain di Jawa dan semakin meningkatkan konflik dengan para pedagang Tionghoa. Residen 

Surakarta lalu membekukan SI, namun pembekuan itu dicabut dengan syarat bahwa harus ada 

perubahan Anggaran Dasar SI yang hanya membatasi wilayahnya di Surakarta saja. Pada tahun 

1912, KH. Samanhoedi mengundang Tjokroaminoto untuk memimpin SI. Dengan kepemimpinan 

Tjokroaminoto maka SI bertambah pesat dan berhasil mendesak Pemerintah Hindia Belanda agar 

mengakui keberadaan SI di daerah-daerah lainnya di bawah kontrol dan pimpinan Pengurus Centraal 

SI. Lihat Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942, h. 115-119.  
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Ketika Soekarno tiba di Surabaya, SI di bawah kepemimpinan 

Tjokroaminoto sedang berada dalam masa puncaknya yang terjadi sekitar tahun 

1916 s.d. 1921. Struktur organisasi SI berjalan stabil, sehingga SI dapat 

memberikan perhatian dalam masalah-masalah keislaman dan politik.113 SI juga 

baru mengadakan Kongres di Bandung pada tanggal 17 sampai dengan 24 Juni 

1916.114 Jumlah anggota SI sudah mencapai 437.223 orang pada tahun 1916 dan 

terus meningkat sampai mencapai lebih dari 2 juta orang pada tahun 1919.115  

Tentu pengaruh Tjokroaminoto menjadi sangat luas. Ia malah dimitoskan 

rakyat sebagai Prabu Heru Tjokro, Sang Ratu Adil yang akan membawa kebebasan 

bagi rakyat. Apalagi ketika Tjokromanito dilahirkan pada tahun 1882 terjadi letusan 

Gunung Krakatau yang dimitoskan sebagai tanda lahirnya pemimpin besar oleh 

rakyat Jawa. Di mana saja Tjokroaminoto datang maka dia disambut oleh 

kerumunan massa yang terpengaruh oleh caranya berpidato yang mengecam 

kesewenang-wenangan kolonialisme Belanda.116 Pemerintah Hindia Belanda 

sendiri mengakui kewibawaan dan pengaruh Tjokroaminoto sehingga 

menjulukinya ongekroonde koning  (raja tanpa mahkota).117 Dengan segala 

pengaruh yang dimiliki oleh Tjokroaminoto wajar jika campur tangannya telah 

memuluskan langkah Soekarno belajar di HBS Surabaya dan tentu sangat beralasan 

 

113Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942, h. 126.   

114A.P.E. Korver, Sarekat Islam 1912-1916, terj. Grafitipers, Sarekat Islam: Gerakan 

Ratu Adil? (Cet. I; Jakarta: Grafitipers, 1985), h. 41.  

115Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 16.  

116Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 19. 

117Djoko Marihandono dkk., H.O.S. Tjokroaminoto: Penyemai Pergerakan Kebangsaan 

dan Kemerdekaan (t.t.: Kementerian Pendidikan Nasional, t.th.), h. 120.   
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jika Soekemi menginginkan anaknya dibimbing oleh Tjokroaminoto. Soekarno lalu 

indekos di rumahnya Tjokroaminoto, sekali pun tinggal di kamar kostnya yang 

memprihatinkan, tanpa jendela, tanpa lampu listrik, hanya menggunakan pelita dan 

tikar pandan, tanpa kasur atau bantal, serta sangat sempit. Kamarnya yang sempit 

itu disebut Soekarno seperti sempitnya kandang ayam.118 

Tjokroaminoto diakui secara terbuka oleh Soekarno sebagai guru, 

pembimbing utama, dan patronnya, sekali pun Tjokroaminoto tidak memiliki waktu 

yang cukup untuk langsung membimbing Soekarno. Tjokroaminoto memberikan 

buku-buku untuk ditelah oleh Soekarno dan mengikutsertakan Soekarno hadir 

dalam acara-acara SI sehingga dapat menyaksikan langsung pidato-pidato 

Tjokroaminoto dan menjadikanya contoh untuk ditiru retorikanya dan cara 

berfikirnya.119 Di tengah-tengah kesibukan Tjokroaminoto yang padat maka 

Soekarno memanfaatkan waktu sempit yang dimiliki oleh Tjokroaminoto untuk 

berdiskusi, terutama di meja makan, sehingga waktu makan bersama ini adalah 

waktu yang paling disukai oleh Soekarno karena dapat bertanya dan berdiskusi 

dengan Tjokroaminoto beserta koleganya atau teman-teman seasrama.120  

Tjokroaminoto merupakan seorang priyayi yang berasal dari keluarga 

muslim yang taat, sekali pun ia sendiri bukanlah ulama atau ahli agama. Ia adalah 

 

118Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 41-42. Rumah 

Tjokroaminoto berada di Jalan Peneleh. Rumah tersebut sekarang dijadikan Museum Tjokroaminoto 

yang terletak di Jalan Peneleh Gang VII, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, 

Bappeda Surabaya, “Sejarah Museum Tjokroaminoto,” https://bappedalitbang.surabaya.go.id/ 

ecobis/wisata/kategori-detail/29 (tanggal 13 Desember 2023).   

119Soekarno, “Saya Digembleng… H.O.S. Cokroaminoto,” dalam Iman Toto K. Rahardjo 

dan Herdianto KW (eds.), Bung Karno, Gerakan  Massa dan Mahasiwa: Kenangan 100 Tahun Bung 

Karno (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2001), h. 141.   

120Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 48. 
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tipologi pemimpin politik  kharismatis  yang  menjaga  persatuan  SI  agar  tetap  

kokoh  di  tengah  berbagai tarikan kepentingan  dan  beragam  pemikiran,  sehingga  

bersikap  terbuka  dengan  siapapun.121  

Tjokroaminoto tidak pernah melarang anak asuhnya untuk belajar dan 

mendalami ideologi atau pemikiran apapun, sehingga anak asuh yang datang 

indekost dalam rumahnya juga mendalami ideologi dan pemikiran beragam. Ada 

lebih dari 20 orang yang indekos di rumahnya yang menjadi siswa MULO  dan HBS 

yang di antaranya menjadi pemimpin-pemimpin pergerakan di Indonesia, antara 

lain: Soekarno, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo (1905-1962), Musso (1897-

1948) dan Alimin, Abikoesnoe Tjokrosoejoso (1897-1968),  dan  Herman  

Kartowisastro  (l. 1900).  Di  antara  mereka  sering  kali  terjadi diskusi dan 

perdebatan tentang masalah ideologi, politik, kebangsaan, dan kerakyatan.122  

Tjokroaminoto sebagai pemimpin SI dan tokoh pergerakan Islam nasional 

tentu banyak didatangi tokoh-tokoh pergerakan lainnya dari berbagai macam aliran 

ideologi dan pemikiran, di antaranya: tokoh-tokoh nasionalis sekuler seperti Tjipto 

Mangoenkoesoemo (1886-1943) dan Ernest Francouis Eugene Douwes Dekker 

atau Danudirja Setiabudi (1879-1950), tokoh-tokoh Islam seperti KH. Ahmad 

Dahlan dan Haji Agoes Salim (1884-1954), tokoh-tokoh komunis seperti Seamoen, 

Sneevlet dan Coos Hartogh (1892-1942), bahkan pejabat Pemerintah Hindia 

Belanda seperti Godard Aren Johannes Hazeu (1870-1929) yang menjadi penasihat 

 

121Djoko Marihandono dkk., H.O.S. Tjokroaminoto: Penyemai Pergerakan Kebangsaan 

dan Kemerdekaan, h. 105-106.  

122Djoko Marihandono dkk., H.O.S. Tjokroaminoto: Penyemai Pergerakan Kebangsaan 

dan Kemerdekaan, h. 91-92.   
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Kantor Urusan Pribumi Pemerintah Hindia Belanda dan bapak angkat Alimin, dan 

lain-lain. Soekarno memanfaatkan kedatangan mereka untuk belajar dan berdiskusi 

tentang tentang berbagai hal yang memperluas wawasan pemikiran Soekarno, serta 

membangun relasi dengan mereka yang nantinya akan menjadi modal utama bagi 

Soekarno  ketika tampil menjadi pemimpin pergerakan nasional. Soekarno 

mengistilahkan cara belajar dengan mereka dengan “nginthil” atau mengikuti.123 

Cara belajar nginthil ini menjadikan Soekarno bersentuhan dengan berbagai aliran 

ideologi dan pemikiran yang dibawa oleh tamu-tamu Tjokroaminoto. Di rumah 

Tjokroaminoto inilah Soekarno mengalami pergulatan ideologi dan pemikiran, 

termasuk Islam.124  

Sekolah formal yang dijalani Soekarno menurut Bernhard Dahm telah 

memberikan pengaruh Eropa kepada pemikiran Soekarno.125 Di HBS Surabaya, 

para siswanya diwajibkan mempelajari 4 bahasa asing, yaitu Belanda, Inggris, 

Prancis dan Jerman  sebagai mata pelajaran dengan porsi yang banyak.126 Soekarno 

dapat mengembangkan pemikirannya dengan baik berkat pendidikan formalnya ini 

dan mulai menelaah berbagai literatur dalam Belanda, Inggris, Prancis dan Jerman. 

Kemiskinan dan kekurangan uang membuat Soekarno tidak memiliki 

banyak pilihan untuk bersenang-senang. Ia juga merasa kesepian karena jauh dari 

orang tua dan tidak dapat berharap banyak mendapatkan perhatian lebih dari 

 

123Soekarno, “Saya Digembleng… H.O.S. Cokroaminoto,” h. 141-142.   

124Iwan Mahmud Al-Fattah, Bung Karno Dalam Pusaran Islam: Menguak Pemikiran, 

Kontroversi, Perjalanan Panjang Sang Putra Fajar Dengan Organisasi dan Para Tokoh Islam, h. 

10.    

125Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 35.  

126Nurhaji Heri, ‘Perkembangan Politik Etis Sektor Pendidikan Di Surabaya Pada Masa 

Pemerintahan Alexander Willem Frederik Idenberg Tahun 1909-1916.’  
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Tjokroaminoto yang sangat sibuk dengan aktivitasnya. Soekarno 

mengkompensasinya dengan banyak membaca literatur. Ia menghabiskan waktu 

berjam-jam di Perpustakaan Theosofy Society berkat keanggotaan ayahnya pada 

gerakan teosofi. Dari sanalah ia bertemu dengan banyak pemikir, seperti Mahatma 

Gandhi (1869-1948), Sun Yat Sen (1866-1925), Joseph Ernest Renan (1823-1892), 

Karl Heinrich Marx (1818-1883), Abraham Lincoln (1809-1865), George 

Washinton (1732-1799), Thomas Jefferson (1743-1826), dan lain-lain. Melalui 

literatur maka Soekarno menyerap berbagai pemikiran yang kelak menjadi landasan 

pemikiran dan perjuangannya di masa depan.127 Sayangnya, Soekarno juga 

mewarisi kelemahan Tjokroaminoto, yaitu tidak bisa berbahasa Arab yang 

menyebabkannya tidak bisa mengakses langsung literatur keislaman yang 

berbahasa Arab kecuali setelah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, Melayu 

atau bahasa asing yang dikuasainya.128  

Pada tahun 1927, Soekarno mempublikasikan artikelnya yang terkenal, 

Nasionalisme, Islamisme dan Maxisme di Majalah Suluh Indonesia Muda, 

Bandung. Di dalam artikelnya ini bahwa Soekarno mengakui adanya tiga ideologi 

pergerakan di kalangan rakyat. Ia mengelaborasi sisi-sisi persamaan di antara ketiga 

ideologi ini dan menganjurkan persatuan untuk menghadapi kolonialisme Belanda, 

serta tidak memperuncing perbedaan di antara ketiganya. Soekarno meyakini 

bahwa hanya dengan adanya persatuan dari tiga ideologi ini maka perjuangan 

 

127Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 46-47.  

128Soekarno, "Negara Nasional dan Cita-Cita Islam: Kuliah Umum Di Universitas 

Indonesia, Jakarta, 7 Mei 1953, dalam Bung Karno dan Islam: Kumpulan Pidato tentang Islam 

1953-1966  (Cet. I; Jakarta: Haji Masagung dan Inti Idayu Press, 1990), h. 7 dan Djoko Marihandono 

dkk., H.O.S. Tjokroaminoto: Penyemai Pergerakan Kebangsaan dan Kemerdekaan, h. 106. 
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kemerdekaan Indonesia akan terwujud dengan meletakkan Nasionalisme sebagai 

kerangka persatuannya.129  

Artikel Soekarno ini menjadi petunjuk penting dari pemikiran Soekarno 

yang bergerak dalam tiga ideologi ini yang menjadi paradigmanya, yaitu: 

Nasionalisme, Marxisme dan Islam. Dalam pandangan Soekarno sendiri bahwa ia 

adalah nasionalis dalam bidang politik, percaya kepada Tuhan dalam bidang 

keagamaan, dan sosialis dalam ideologi. Ia menolak dikatakan sebagai seorang 

komunis, tetapi lebih tepat dikatakan seorang sosialis atau beraliran kiri.130  

Bernhard Dahm lalu membagi perkembangan pemikiran Soekarno dalam 

tiga tahap sesuai, yaitu: 

1. Tahap nasionalis yang terjadi pada tahun 1926 sd. 1931. Soekarno   sudah 

mendengar ide-ide tentang Nasionalisme ketika ia indekos di rumahnya 

Tjokroaminoto, aktif di organisasi Jong Java, membaca buku-buku 

Nasionalisme, mendengarkan ceramah dan berdiskusi dengan 

Tjiptomangunkusumo dan Douwes Dekker. Soekarno pada tahap ini 

mengembangkan ide-ide Nasionalisme dan persatuan dari seluruh organisasi 

dan pergerakan berdasarkan landasan Nasionalisme dan semangat menentang 

penjajahan. Puncaknya adalah pada pendirian PNI (Partai Nasional Indonesia) 

 

129Soekarno, “Nasionalisme, Islamisme dan Maxisme.” dalam K. Goenadi dan H. Muallif 

Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera 

Revolusi, 1965), h. 1-23.  

130Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 89-90.   
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yang mengantarkan Soekarno sebagai pemimpin baru gerakan Nasionalisme 

Indonesia.131  

2. Tahap Marhaenis atau Marxis yang terjadi pada tahun 1932 s.d. 1933. 

Soekarno berkenalan dengan pemikiran Marxisme melalui Alimin (teman 

seasramanya di rumah Tjokroaminoto) dan Hartogh (salah satu gurunya di HBS 

Surabaya). Soekarno mengembangkan dengan serius wacana Marxisme yang 

disesuaikan dengan karakteristik Indonesia yang disebutnya Marhaenisme, lalu 

dijadikan sebagai ideologi gerakannya yang dipertahankannya sampai era 

kemerdekaan R.I.132 Marhaenisme merupakan ideologi yang dikembangkan 

oleh Soekarno berdasarkan Marxisme yang disesuaikan dengan situasi 

keindonesiaan. Kata “Marhaen” berasal dari nama seorang petani kecil yang 

bernama Marhaen yang miskin, tetapi memiliki tanah dan alat-alat pertanian 

sederhana seperti cangkul. Soekarno dengan jeli melihat bahwa analisis 

Marxisme perlu disesuaikan dengan kondisi Indonesia karena kaum ploretar 

yang dikonsepkan Karl Marx tidak memiliki alat-alat produksi, sedangkan 

petani kecil seperti Marhaen di Indonesia memiliki alat-alat produksi, namun 

tetap saja miskin dan tertindas. Kemiskinan dan ketertindasan ini menurut 

 

131Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 71-54. 

Embrio PNI (Partai Nasional Indonesia) adalah Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) yang 

didirikan oleh Soekarno pada tanggal 4 Juni 1927 di Bandung yang merupakan gabungan berbagai 

gerakan kemerdekaan. Program utamanya adalah mengusahakan kemerdekaan Indonesia dengan 

slogan: “Merdeka sekarang juga.” Pada tahun 1928, PNI memproklamasikan gerakannya sebagai 

partai politik dengan nama PNI (Partai Nasional Indonesia). Soekarno menjadikan PNI sebagai 

partai yang revolusioner, sehingga ia dianggap sebagai ancaman bagi Pemerintah Hindia Belanda. 

Pada tahun 1930, Soekarno ditangkap. Mr. Sartono (1900-1968) tanpa berkonsultasi dengan 

pengurus lain dan ribuan anggota PNI lalu membubarkan PNI. Lihat Arif Zulkifli dkk., Sukarno: 

Paradoks Revolusi Indonesia, h.19 dan Onghokham, “Sukarno, Mitos dan Realitas,” h. 45-55. 

132Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 155-212.  
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Soekarno muncul dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa sebagai 

anak kandung dari Kapitalisme. Soekarno lalu menyusun teorinya sendiri 

tentang Marhaenisme dan dijadikan sebagai ideologi gerakan bagi pembebasan 

rakyat Indonesia dari penjajahan. Mengenai Marhaenisme.133  

3. Tahap Islamis yang terjadi pada tahun 1934 s.d. 1941. Soekarno mempelajari 

Islam secara intensif setelah di penjara dan dibuang di Ende oleh Pemerintah 

Hindia Belanda pada tahun 1934. Ia menjadi juru bicara pembaharuan 

pemikiran Islam.134 Tokoh-tokoh yang mempengaruhi secara langsung 

pemikiran Islam Soekarno, yaitu: 

a. Raden Oemar Said Tjokroaminoto. Islam yang diperkenalkan 

Tjokroaminoto kepada Soekarno bukan hanya dalam segi praktek 

ajarannya, namun juga dari segi aspek pemikiran. Dalam diri 

Tjokroaminoto dan SI inilah Soekarno melihat bahwa Islam dapat menjadi 

inspirasi bagi pergerakan nasional. Kemampuan Tjokroaminoto dalam 

mengartikulasikan Islam sebagai ideologi politik SI dalam kancah 

perjuangan nasional memberikan pandangan kepada Soekarno bahwa 

Islam tidak bertentangan dengan Nasionalisme dan dapat saling 

menguatkan satu sama lain. Apalagi tokoh-tokoh SI, seperti Abdoel Mouis 

(1886-1959) sering menyerukan agar  SI berpegang kepada semangat 

Nasionalisme dalam memperjuangkan kemerdekaan pada saat aktivis-

 

133Soekarno, Pokok-Pokok Ajaran Marhaenisme Menurut Bung Karno (Cet. II; 

Yogyakarta: Media Presindo, 2017), h. 11-99 dan Ign. Gatut Saksono, Marhaenisme Bung Karno: 

Marxisme Ala Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas, 2008), h. 13-123. 

134Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 213-239.   
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aktivis PKI menyerukan gerakan Internasionalisme di antara sesama kaum 

komunis. Seruan-seruan Tjokroaminoto dan aktivis SI tentang 

Nasionalisme menurut Bernhard Dahm telah menyadarkan Soekarno untuk 

menyadarkan Soekarno arti pentingnya Nasionalisme dari pada gagasan 

Internasionalisme komunis.135 Ketika SI dihadapkan dengan tantangan 

infiltrasi komunisme maka Tjokroaminoto menulis brosur Islam dan 

Sosialisme. Tjokroaminoto secara tidak langsung menunjukkan kepada 

Soekarno bahwa Islam dapat mengadaptasi modernitas, seperti sosialisme 

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajarannya. Menurut 

Tjokroaminoto bahwa sosialisme tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 

Tjokroaminoto melihat Islam sebagai ideologi utama yang dapat digunakan 

untuk memerangi ketidaksamaan ekonomi dan sosial. Ia percaya bahwa 

konsep keadilan dan kesetaraan Islam bersesuaian dengan ide-ide sosialis. 

Landasan utama Islam adalah kemanusiaan yang menekankan kepada 

sifatnya yang filantropis dan mendukung kedermawanan sosial. 

Kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan adalah tiga prinsip utama yang 

menyatukan Sosialisme dan Islam. Namun Tjokroaminoto membedakan 

antara Sosialisme Islam dan Komunisme secara subtantif karena sosialisme 

Islam berlandaskan otoritas dan kekuatannya kepada Allah Swt.136 

Soekarno di kemudian hari menggunakan cara pandang yang sama untuk 

mempertemukan Islam dengan Nasionalisme dan Marxisme dengan 

 

135Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 40-41.   

136Lihat H.O.S. Tjokroaminoto, Islam dan Sosialisme (Cet. II; Bandung: Sega Arsy, 2010), 

h. 37-59.  
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mencari adanya persamaan di antara keduanya, sekali pun Soekarno 

menekankan bahwa ajaran Islam berasaskan pada spiritualisme.137 

Soekarno mengembangkan kesadaran tentang urgensi menggunakan 

politik sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan 

terlibat aktif dalam beberapa gerakan kontemporer, terutama yang terkait 

dengan metode mobilisasi massa. Selain itu, ia mengembangkan apresiasi 

terhadap pentingnya menulis di media massa terinspirasi oleh keterlibatan 

aktif Tjokroaminoto dalam menulis.138 

b. KH. Ahmad Dahlan (1868-1923), ulama dan pendiri Muhammadiyah. 

Pemikiran Dahlan dan gerakan pembaharuan Islam yang diusung 

Muhammadiyah sangat berpengaruh pada diri Soekarno, bahkan melalui 

tablig-tablig Dahlan dan pengajian Muhammadiyah di Kampung Peneleh 

telah membawa Soekarno tertarik dengan ajaran Islam yang dipandangnya 

sesuai dengan semangat pembaharuan yang dipikirkannya. Soekarno 

sampai akhir hayat tetap menjadi anggota Muhammadiyah dan meminta 

agar namanya jangan dicoret sebagai anggota Muhammadiyah.139 

Pemikiran Soekarno tentang kemurnian tauhid, pembersihan ajaran Islam 

dari bid’ah dan khurafat, menghindari taklid buta, dan menganjurkan 

 

137Soekarno, “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme,” h. 1-23.  

138Tokoh-Tokoh Dunia yang Mempengaruhi Bung Karno (Cet. I; Yogyakarta: Palapa, 

2014), h. 66-67.   

139Soekarno, “Sekali Muhammadiyah Tetap Muhammadiyah,” dalam Iman Toto K. 

Rahardjo dan Herdianto KW (eds.), Bung Karno, Gerakan Massa dan Mahasiswa: Kenangan 100 

Tahun Bung Karno (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2001), h. 182.   
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ijtihad kemungkinan besar diawali dengan keikutsertaannya dalam tablig 

Dahlan di Kampung Peneleh atas undangan Tjokroaminoto. 

c. Ahmad Hassan (1887-1958), seorang ulama dari Persatuan Islam (Persis) 

yang ahli fikih, usul fikih, tafsir, hadis dan ilmu kalam yang terkenal 

sebagai ahli debat dalam wacana keislaman. Ia dikenal dengan berbagai 

macam nama, yaitu Hassan bin Achmad, A. Hassan, Hassan Bandung 

ketika bermukim di Bandung atau Hassan Bangil ketika ia pindah ke 

Bangil, Jawa Timur.140  Pengaruh Hassan kepada Soekarno adalah 

memperkuat ketertarikannya dalam mempelajari Islam dan kecenderungan 

pemahaman keislaman terhadap golongan pembaharu. Buku-buku yang 

dikirimkan Hassan kepada Soekarno telah membentuk alam pikiran 

Soekarno tentang masalah keislaman, sebagaimana pengakuan Soekarno 

bahwa banyak masalah keislaman yang belum jelas telah terjawab dalam 

buku Soal-Jawab karya Hassan. Korespondensi antara Soekarno dengan 

Hassan membawa alam pemikiran Soekarno untuk memberontak terhadap 

pemahaman keislaman dogmatis, taklid, jumud, dan kepercayaan pada 

tahayul. Soekarno bertambah yakin bahwa kekolotan dan kejumudan ini 

akan menyebabkan kemunduran dan kehancuran umat Islam. Hassan juga 

memperkuat  keyakinan  Soekarno  tentang diperlukannya  ijtihad  dengan  

kembali  kepada al-Quran dan hadis.141  Hassan telah menjadi guru, 

 

140Sunanto, Tokoh Pembaharuan Islam Indonesia (Cet. I; Pekalongan: PT. Nasya 

Expanding Management, 2021), h. 32.   

141Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," dalam K. Goenadi dan H. Muallif Nasution 

(eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965), 
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sahabat, sekaligus lawan debat Soekarno yang gigih. Pada tahun 1956, 

Soekarno menulis surat kepada Hassan untuk berterima kasih kepadanya 

atas semua pengetahuan yang diberikan Hassan kepada dirinya. Surat itu 

diakhiri dengan ucapan: “Hutang emas dibayar emas, hutang budi dibawa 

mati.”142 Soekarno tidak mengikuti Hassan dalam cara berfikirnya yang 

literal ketika memahami teks-teks keagamaan. Soekarno mengembangkan 

cara berfikir yang rasional, kontekstual, dan menekankan pendekatan 

saintifik dalam memahami Islam. Keduanya malah terlibat dalam polemik 

di media massa dalam masalah pembaharuan Islam. Hal ini menunjukkan 

bahwa ketika Soekarno mendalami Islam melalui Hassan maka ia sudah 

memiliki paradigma berfikir sendiri yang sudah terbentuk sejak lama sejak 

ia pertama kali berkenalan dengan ajaran Islam melalui Tjokroaminoto dan 

KH. Ahmad Dahlan.   

5. Memahami Ajaran Islam Dari Dimensi Pembaharuan Islam 

Soekarno bukan berasal dari latar belakang keluarga muslim yang taat, 

sehinggga pembelajaran agamanya tidak dapat diharapkan didapatkannya dari 

keluarganya. Soekarno menegaskan sendiri bahwa kedua orang tuanya tidak dapat 

memberi pembelajaran keislaman kepadanya karena ayahnya muslim tetapi 

hakikatnya penganut teosofi, sedangkan ibunya seorang muallaf yang dulunya 

 
h. 325-327 dan Maslahul Falah, Islam Ala Soekarno: Jejak Langkah Pemikiran Islam Liberal 

Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), h. 34-35.  

142Iwan Mahmud Al-Fattah, Bung Karno Dalam Pusaran Islam: Menguak Pemikiran, 

Kontroversi, Perjalanan Panjang Sang Putra Fajar Dengan Organisasi dan Para Tokoh Islam, h. 

151.   
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beragama Hindu-Bali.143 Soekarno juga bukan alumni pondok pesantren, madrasah, 

atau surau seperti umumya orang Jawa Timur. Warisan utama Soekemi dan Idayu 

terhadap Soekarno dalam masalah keislaman adalah memberikan identitas kepada 

Soekarno bahwa ia adalah seorang muslim sebagaimana juga agama ayahnya yang 

muslim.  

a. Awal Perkenalan dengan Ajaran Islam 

Suhelmi menegaskan bahwa sulit menentukan secara pasti kapan Soekarno 

pertama kali mempelajari Islam karena pendidikan formalnya yang sekuler juga 

tidak mungkin mengarahkannya belajar masalah agamanya, sehingga kemungkinan 

Soekarno mulai berkenalan dan mempelajari Islam secara otodidak pada saat ia 

indekos di rumah Tjokroaminoto karena pemimpin SI ini adalah seorang muslim 

yang taat. Namun Tjokroaminoto bukanlah seorang ulama dan tidak memiliki 

banyak waktu untuk membimbing Soekarno. Tjokroaminoto lebih banyak 

mencurahkan waktunya untuk aktivitas politik memimpin SI.  Menurut Suhelmi  

bahwa Islam yang dipelajari Soekarno dari Tjokroaminoto adalah dalam bentuk 

praktek politik ajaran-ajaran Islam dari pada ajaran Islam itu sendiri. Tjokroaminoto 

dengan aktivitasnya memimpin SI lebih berperan dalam membentuk kesadaran 

politik Soekarno dari pada kesadaran agamanya.144  

Soekarno sendiri menyampaikan bahwa ia tertarik belajar tentang ajaran-

ajaran Islam dari ceramah-ceramah umum yang diberikan oleh KH. Ahmad Dahlan, 

 

143Soekarno, “Sekali Muhammadiyah Tetap Muhammadiyah,” dalam Iman Toto K. 

Rahardjo dan Herdianto KW (eds.), Bung Karno, Gerakan Massa dan Mahasiswa: Kenangan 100 

Tahun Bung Karno (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2001), h. 180.   

144Ahmad Suhelmi, Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir, h. 24-25 dan Cindy 

Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 46.   
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pendiri Muhammadiyah. Soekarno mengaku terpukau dengan ceramah Dahlan saat 

pertama kali mendengarnya pada acara tablig yang diadakan di Kampung Peneleh 

yang berdekatan dengan rumah Tjokroaminoto sewaktu berusia 15 tahun. Soekarno 

berupaya menghadiri tablig-tablig Dahlan yang diadakan di Kota Surabaya.145 

Sejak saat itu pula maka Soekarno meluangkan waktu untuk mendengarkan 

langsung pengajian yang diseleggarakan sebulan sekali oleh Muhammadiyah yang 

gedung pertemuannya berada di seberang rumah Tjokroaminoto. Soekarno bersama 

lebih dari 100 orang berdesak-desakkan mengikuti pengajian ini yang dilanjutkan 

dengan tanya-jawab dimulai pukul 8 malam sampai tengah malam.146 Jika peristiwa 

ini dapat disebut sebagai awal ketertarikan Soekarno belajar Islam maka dapat 

ditegaskan bahwa Soekarno baru mengenal Islam dalam konteks ajarannya sejak ia 

baru tiba di rumahnya Tjokroaminoto.   

Soekarno menemukan idealisme ajaran Islam yang sesuai dengan nalarnya 

dari tablig Dahlan. Ketika itu Soekarno yang masih muda berada dalam idialisme 

dan cita-cita yang tinggi untuk memerdekakan tanah airnya, membawa bangsanya 

pada kemakmuran dan setara dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia. Soekarno 

yakin pada saat itu bahwa keadaan bangsanya harus dirubah, namun bukan dengan 

cara mendekonstruksinya secara radikal, tetapi melakukan pembaharuan yang 

diistilahkan olehnya dengan regeneration (proses melahirkannya kembali) atau 

rejuvenation (proses peremajaan kembali). Pembaharuan ini harus dilakukan dalam 

segala lini kehidupan, baik dimensi sosial,  ekonomi, mental, dan agamanya, tetapi 

 

145Soekarno, “Sekali Muhammadiyah Tetap Muhammadiyah,” h. 178.   

146Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 154.    
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Soekarno sendiri masih belum sepenuhnya mengerti tentang cara melakukan 

pembaharuan tersebut, terutama di bidang agama. Nalar pembaharuannya yang 

menurutnya masih remang-remang menjadi jelas ketika Soekarno bertemu dan 

mendengar ceramah-ceramah Dahlan yang menganjurkan pembaharuan Islam. Ia 

menemukan ajaran Islam yang sederhana, gampang dipahami, bersih dari jumud 

dan takhayul, dapat diamalkan siapa saja, dan bebas bid’ah. Dari sinilah Soekarno 

tertarik mendalami ajaran Islam, khususnya bertemakan pembaharuan.147 Setelah 3 

atau 4 tahun kemudian, Soekarno membaca dua buah buku yang ditulis Lothrop 

Stoddard (1883-1950) yang berjudul The New World of Islam dan The Rising Tide 

of Color,” dua buku yang menggambarkan pembaharuan yang terjadi di kalangan 

kaum muslimin dan bangkitnya bangsa-bangsa kulit berwarna (Asia dan Afrika) 

menghadapi supremasi bangsa kulit putih (bangsa Eropa). Dari buku inilah 

Soekarno lalu mengenal konsepsi pembaharuan Islam yang menurutnya 

memberikan gambaran jelas tentang regeneration atau rejuvenation yang 

dipikirkannya. Soekarno menjadi yakin adanya hubungan erat antara pembangunan 

agama dengan pembangunan tanah air, bangsa, negara, dan masyarakatnya.148  

Dawam Rahardjo (1942-2018) mengatakan bahwa Soekarno baru 

berkenalan dengan Islam pada usia 18 tahun.149 Kemungkinan besar pernyataan 

Dawam ini bertitik tolak dari peristiwa Soekarno yang semakin tertarik belajar 

 

147Soekarno, “Sekali Muhammadiyah Tetap Muhammadiyah,” h. 178-182.   

148Soekarno, “Sekali Muhammadiyah Tetap Muhammadiyah,” h. 181-182. Lihat Lothrop 

Stoddard, The New World of Islam, Edisi Diperbaharui oleh  The Projeck Gutenberg Ebook 1 Januari 

2008 (London: Chapman and Hall, Ltd, 1922), h. 37-6 dan  Lothrop Stoddard, The Rising Tide of 

Color: Againts  White World Supremacy (New York: Charles Scribner’s Sons, 1921), h. 66-86 

149Dawam Rahardjo, “Bung Karno Sebagai Pemikir Islam,” dalam Joesoef Isak, 100 Tahun 

Bung Karno: 6 Juni 1901-2001 (Jakarta: Hasta Mitra, 2001), h. 136.    
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tentang Islam setelah membaca dua buah buku yang ditulis Lothrop Stoddard 

tersebut. Pernyataan ini jelas tidak tepat. Soekarno sendiri menyampaikan bahwa 

ketertarikan tersebut sudah muncul sejak 15 tahun ketika menghadiri tablig Dahlan, 

sehingga ia sudah mulai mempelajari Islam sejak awal-awal tiba di rumahnya 

Tjokroaminoto. Selain itu, Tjokroaminoto adalah mentor Soekarno yang memimpin 

SI sebagai organisasi Islam terbesar saat itu. Hal ini memberikan dorongan 

tersendiri bagi Soekarno untuk mempelajari Islam agar dapat berdiskusi dengan 

mentornya itu. Soekarno pun menegaskan bahwa awal mula ia menemukan sendiri 

tentang ajaran Islam ketika ia bersama dengan keluarga Tjokroaminoto.150  

Dimensi konsepsi pembaharuan Islam sejak awal telah menjadi daya tarik 

bagi Soekarno untuk mempelajari agamanya. Pembaharuan Islam dalam nalar 

Soekarno memiliki daya dorong untuk membebaskan tanah air dari penindasan dan 

memajukan bangsanya karena Islam anti terhadap keterkungkungan, kejumudan, 

dan keterbelakangan. Hal ini sangat berpengaruh bagi cara Soekarno memahami 

Islam di kemudian hari sebagai agama pembebasan yang rasional dan mudah 

diamalkan manusia. Dengan kata lain, perjumpaan awal Soekarno dengan Islam 

lebih pada aspek rasionalitasnya, bukan pada aspek teologisnya seperti ilmu kalam, 

atau aspek legal formalnya seperti pada fikih, maupun aspek esoterisnya seperti 

pada tasawuf.  

Penegasan Penulis ini sangat berbeda dengan interpretasi Bernhard Dahm 

bahwa pada awalnya Soekarno tertarik belajar Islam hanya karena dapat mengikuti 

perdebatan dengan aktivis Islam di masanya dengan pengetahuan yang minim 

 

150Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 154.     
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tentang Islam berdasarkan buku Lothrop Stoddard, yaitu The New World of Islam. 

Menurut Dahm bahwa Soekarno lebih tertarik wacana “dunia baru” (the new wolrd) 

dari pada wacana “Islam.”151 Mungkin benar bahwa Soekarno lebih tertarik “dunia 

baru” dalam Islam karena Stoddard banyak menyinggung perkembangan terbaru 

Islam masa itu dan munculnya wacana Pan-Islamisme yang menghendaki persatuan 

Islam melawan kolonialisme dan imperialisme serta adanya gerakan pembaharuan 

Islam. Hal ini sesuai dengan nalar Soekarno yang menginginkan persatuan 

bangsanya melawan kolonialisme Belanda, sekaligus menunjukkan perkembangan 

terbaru pembaharuan Islam sebagai gerakan yang sesuai nalar regeneration atau 

rejuvenation Soekarno. Namun menyebut bahwa keinginan awal Soekarno belajar 

Islam agar bisa berdebat dengan aktivis Islam terlalu berlebihan karena Dahm tidak 

mempunyai bukti apapun untuk mendukung tesisnya ini kecuali menunjukkan 

adanya polemik Soekarno dan H. Agoes Salim di media massa pada tahun 1928. 

Dahm menempatkan Soekarno pada masa itu sebagai seseorang yang bukan 

penganut Islam.152  

Dahm kemungkinan besar sengaja melakukan itu agar sesuai dengan 

pentahapan perkembangan pemikiran Soekarno tahap awal yang disebut Dahm 

sebagai tahap nasionalis, sedangkan tahap Islamis nanti terjadi pada tahun 1934 s.d. 

1941. Logika Dahm dalam memahami Soekarno telah terkurung pada tahap-tahap 

perkembangan pemikiran Soekarno yang ia ciptakan, sehingga kurang sensitif 

terhadap aspek embrio perkenalan Soekarno dengan pemikiran keislaman yang 

 

151Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 216.   

   

152Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 216.    
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lahir dari Soekarno sendiri karena nantinya akan tidak sesuai dengan tahapan 

perkembangan pemikiran Soekarno yang dibuat oleh Dahm. Ia sekali lagi telah 

mereduksi pengalaman Soekarno yang dituturkan oleh Soekarno sendiri untuk 

mendukung interpretasi yang ia ciptakan.  

b. Titik Balik Religiusitas Soekarno Ke Arah Islam 

Peristiwa penting yang menjadi titik balik kehidupan religiusitas Soekarno 

setelah ia dipenjara Pemerintah Hindia Belanda karena aktivitas politiknya yang 

dipandang mengancam kolonialisme Belanda. Pada tanggal 29 Desember 1929, ia 

ditangkap oleh Pemerintah Hindia Belanda dan dijebloskan ke Penjara Banceuy 

Bandung  atas tuduhan merencanakan pemberontakan kepada Pemerintah Hindia 

Belanda.153 Bersama Soekarno ikut pula ditangkap empat aktivis PNI dan 

dijebloskan ke penjara yang sama, yaitu: Gatot Mangkoepradja (1898-1968), 

Maskoen Soemadiredja (1907-1986) dan Raden Soepradinata (1905-1949).154 

Setahun kemudian, Soekarno dihadapkan ke Landraad Bandung. Soekarno 

membacakan pledoinya yang legendaris yang diberi judul Indonesia Menggugat.155 

Soekarno lalu dijatuhkan hukuman 4 tahun dan dikirim ke penjara Sukamiskin 

Bandung.156 

Keadaan dalam Penjara Sukamiskin benar-benar membuat Soekarno 

menderita. Jika di Penjara Banceuy dirinya masih bersama dengan 3 orang 

 

153Arif Zulkifli dkk., Sukarno: Paradoks Revolusi Indonesia, h. 19.   

154Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 115-122.      

155Mengenai pledoi Soekarno di hadapan hakim Landraad  Bandung, lihat Soekarno, 

Indonesia Menggugat (Pidato Pembelaan Bung Karno Di Muka Landraad Bandung 1930) (Bali: 

Yayasan Kepustakaan Bung Karno, t.th.), h. 5-154.  

156Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 129.      
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temannya sesama aktivis PNI, maka di Penjara Sukamiskin dia hanya sendiri 

dengan pengawasan yang sangat ketat. Soekarno diisolasi selama 8 bulan pertama 

di Penjara Sukamiskin, lalu setelah itu diberikan pekerjaan yang membosankan di 

bagian percetakan buku yang dikelola oleh Penjara Sukamiskin dengan tugas hanya 

membuat garis-garis pada buku tulis sepanjang hari. Ia diberikan waktu 6 menit 

untuk mandi bersama 6 orang tahanan lainnya pada satu pancuran air, juga diberi 

waktu yang singkat untuk makan bersama rombongan tahanan lainnya. Situasinya 

benar-benar membuat Soekarno tertekan karena ia menyaksikan berkembangnya 

perilaku ganas para tahanan yang bisa membunuh hanya karena sebatang rokok dan 

perilaku seks menyimpang seperti homoseksual. Isterinya, Inggit Ganarsih hanya 

diberi kesempatan menjenguknya dua kali seminggu dan semua surat-menyurat 

Soekarno dengan dunia luar disensor dengan ketat. Hanya al-Quran dan buku-buku 

bertemakan agama saja yang diizinkan masuk ke dalam penjara. Soekarno benar-

benar dimatikan semangat dan aktivitas politiknya. Situasinya semakin menekan 

psikisnya pada saat ia mendapat kabar bahwa PNI sudah bubar dan para aktivis 

nasionalis terpecah belah, padahal untuk kesatuan bangsanyalah melalui partai yang 

didirikannya itu maka ia berjuang habis-habisan sampai mengorbankan dirinya 

dipenjara oleh Pemerintah Hindia Belanda. Soekarno hampir merasa bahwa semua 

usaha dan pengorbanannya sia-sia. Ketika mendengar kabar itu maka jiwa Soekarno 

ambruk sampai-sampai ia menangis, sesuatu yang tidak biasa dia lakukan apabila 

terkena musibah seberat apapun.157  

 

157Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 129-134.       
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Tekanan batin yang menyiksa telah membangkitkan religiusitas Soekarno. 

Ia  mengaku benar-benar serius secara otodidak mempelajari Islam setelah ia berada 

di penjara Sukamiskin. Ia membaca al-Quran terjemahan bahasa Inggris dan 

merenungi makna-maknanya, serta menelaah buku-buku agama Islam yang dibawa 

oleh isterinya ketika berkunjung ke penjara. Soekarno di dalam  penjara itu 

mengembangkan perilaku religiusnya dengan shalat lima waktu dan berdoa dengan 

khusyuk kepada Allah Swt. Soekarno dengan lugas mengatakan bahwa di Penjara 

Sukamiskin itulah ia menemukan Tuhan dan menjadikan-Nya “kawan berharga” 

sebagai sandaran keyakinannya bila menghadapi penderitaan yang hebat.158  

 John D. Legge memberikan interpretasi tentang keberagamaan Soekarno di 

penjara Sukamiskin bahwa Soekarno tidak memeluk Islam dengan sepenuh hati 

secara doktriner dengan utuh seperti yang diinginkan organisasi-organisasi muslim. 

Situasi yang lebih tepat menurut Legge adalah bukanlah mempelajari Islam, namun 

meningkatkan apresiasinya terhadap Islam, kemudian menambahkannya pada 

pengaruh ideologi lain yang meresap ke dalam model sinkretis Jawa. Kenyataannya 

menurut Legge bahwa kaum santri selalu menaruh curiga pada keberagamaan 

Soekarno.159  

Interpretasi Legge ini terlihat berangkat dari asumsi bahwa Soekarno adalah 

pemimpin nasionalis sekuler dari kalangan priyayi abangan yang berhadap-hadapan 

secara politis dengan pemimpin politik Islam, sehingga fenomena yang di luar 

sekularitas harus direduksi sebagai fenomena yang tidak penting, apalagi jika 

 

158Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 134-136.        

159John D. Legge, Sukarno: A Political Biography, h. 143-144.   
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fenomena itu berkaitan dengan keislaman yang menjadi identitas politik kaum 

santri. Seakan-akan menjadi pemimpin nasionalis sekuler maka tidak bisa dalam 

waktu bersamaan menjadi pemeluk agama yang baik, sehingga religiusitasnya 

diragukan. Legge mengikuti begitu saja para penulis Soekarno yang berada dalam 

“narasi besar” (grand narrative) bahwa Soekarno bukanlah pemimpin Islam, 

diragukan keislamannya, tidak memiliki komitmen memperjuangkan Islam, malah 

dicap sebagai penentang Islam, sehingga tidak mungkin seorang pemimpin seperti 

itu memiliki pengalaman religius tentang Islam kecuali sekedar mengapresiasi 

agama Islam. Ridwan Lubis juga menganalisis adanya nalar yang sama pada 

Berhard Dahm sehingga gagal memahami religiusitas Soekarno terutama sebelum 

peristiwa pembuangan ke Ende.160 Dawam Rahardjo juga menemukan banyak para 

peneliti Soekarno dalam melihat keislaman Soekarno dengan penuh kecurigaan.161  

Religiusitas Soekarno sebenarnya harus dilihat dalam konteks psikologis 

karena pengalaman keagamaan adalah fenomena psikologis, bukan politis seperti 

yang  ditesiskan Legge. Gejala keterasingan, kecemasan, dan penderitaan serta 

keterhubungannya dengan dunia spiritual sudah lama menjadi kajian psikologi 

humanis dan transpersonal. Fenomena yang dialami oleh Soekarno dapat dipahami 

dalam kerangka logotheraphy yang dirumuskan oleh Viktor E. Frankl (1905-1997).  

Frankl mengatakan bahwa pencarian manusia akan makna (meaning) 

merupakan motivasi utama dalam hidupnya dan bukan suatu “rasionalisasi 

sekunder” dari dorongan-dorongan instingtual. Makna ini unik dan spesifik karena 

 

160Ridwan Lubis, Sukarno dan Modernisme Islam,  h. 77.   

161Dawam Rahardjo, “Bung Karno Sebagai Pemikir Islam,” h. 132-135.  
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harus dan dapat dipenuhi olehnya sendiri. Misalnya, manusia mampu hidup dan 

mau mati demi cita-cita dan nilai-nilainya. Manusia membutuhkan makna hidup 

dalam situasi yang sulit sekalipun. Kehilangan makna hidup akan menciptakan 

keterasingan, ketidakberdayaan, dan kesengsaraan. Frank menyebutnya sebagai 

“nogenik neurosis (noogenic neuroses),” yaitu suatu frustasi yang muncul bukan 

karena konflik dorongan naluriah, tetapi frustasi terhadap keinginan mencari makna 

hidup.162 Hal inilah yang dialami oleh Soekarno ketika secara tiba-tiba hidupnya 

berubah dari pemimpin politik yang dikelilingi dan dikagumi banyak orang menjadi 

pesakitan dalam penjara. Soekarno sebenarnya menderita nogenik neurosis karena 

merasa kehilangan cita-cita yang diperjuangkannya. Mentalnya sedang sakit dan 

runtuh karena merasa bahwa pengorbanannya sia-sia. Ia sedang kehilangan makna. 

Kehilangan makna hidup membutuhkan logotheraphy, yaitu kompensasi pencarian 

makna hidup dalam menghadapi kesengsaraan dan penderitaan.163  

Salah satu kompensasi itu adalah mengalami situasi transendensi dan 

spiritualitas yang memberi makna hidup.164 Dalam pandangan logotheraphy bahwa 

manusia adalah unitas bio-psiko-sosiokultural-spiritual. Konsep ini sangat abstrak 

terkait dengan kebutuhan pemaknaan hidup yang sulit didefinisikan.165 Menurut 

Frank bahwa spiritualitas dalam konsep logotheraphy tidak bermakna agama, 

 

162Viktor E. Frankl, Mans Search for Meaning (Cet. IX; New York: Washington Square 

Press, 1985). h.121-123.  

163Viktor E. Frankl, Mans Search for Meaning, h. 121-131.   

164Lihat Agus Abdul Rahman, Sejarah Psikologi: Dari Klasik Hingga Modern (Ed. 1; Cet. 

I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 277-281 dan Ujam Jaenuddin, Psikologi Transpersonal 

(Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 72-73.    

165Ujam Jaenuddin, Psikologi Transpersonal, h. 113-114.  
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namun lebih bermakna antropologis menjurus sejenis spiritualitas yang menjadi 

sumber kesehatan mental sebagai manusia.166  

Konsep logotheraphy Frank sangat sesuai untuk memahami spiritualitas 

Soekarno di Penjara Sukamiskin karena ternyata sumber-sumber pencarian makna 

hidup dalam spiritualitas Soekarno ketika di penjara tersebut tidak hanya dicarinya 

dari Islam, tetapi juga dari agama lain. Soekarno membaca karya-karya Pendeta 

Franciscus Georgius Josephus Van Lith (1863-1926) dan menelaah Injil. Tetapi 

Soekarno lebih puas dengan penjelasan yang ditemukannya dalam al-Quran, 

sehingga tetap dalam imannya.167 Hal ini menunjukkan bahwa Soekarno 

sebenarnya sedang mencari sumber-sumber logotheraphy untuk kesehatan 

psikisnya, kemudian mengolahnya agar dapat menghadapi penderitaan di Penjara 

Sukamiskin. Jika ia menemukan makna hidup itu dalam ketenangan shalat dan 

berdoa menurut ajaran Islam maka fenomena ini sudah seharusnya seperti itu 

karena Soekarno sejak dahulu beragama Islam. Jika seandainya Soekarno berpaling 

dari Islam ke agama lain atau menjadi teosofis seperti ayahnya, bukan pula 

fenomena aneh karena di situlah ia menemukan sumber-sumber logotheraphy yang 

bisa memuaskan dahaga pemaknaan hidup demi kesehatan psikisnya yang bisa pula 

memelihara kewarasannya.  

Psikologi transpersonal menunjukkan bahwa sumber-sumber logotheraphy 

yang paling melimpah adalah pada ajaran agama,168 sehingga  bukan suatu 

 

166Viktor E. Frankl, The Will To Meaning: Fondations and Applications of Logotheraphy 

(New York: Plume, 2014), h. 18-27.  

167Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 135-136.  

168Ujam Jaenuddin, Psikologi Transpersonal, h. 125-193.   
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kebetulan jika Soekarno berpaling pada agama Islam untuk memuaskan dahaga 

makna hidupnya. Justru  suatu analisis yang aneh jika orang yang sedang 

mengalami kegoncangan makna hidup dan menemukan sumber logotheraphy pada 

Islam dikatakan tidak sepenuh hati memeluk Islam seperti yang dipikirkan Legge, 

padahal dalam Islamlah Soekarno menemukan makna hidupnya yang tentu 

membutuhkan kesungguhan hati yang tulus demi kesehatan psikis Soekarno 

sendiri. Legge gagal memahami religiusitas Soekarno di Penjara Sukamiskin 

karena menggunakan analisis politik pada fenomena yang bukan pada tempatnya.  

c.  Belajar Islam dalam Konteks Pembaharuannya 

Bersamaan dengan tersebarnya pledoi Soekarno, Indonesia Menggugat 

maka Pemerintah Hindia Belanda didesak banyak kalangan untuk membebaskan 

Soekarno karena ia dipandang telah diberlakukan tidak adil oleh Pemerintah Hindia 

Belanda. Tekanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda datang dari dalam dan luar 

negeri Belanda. Perhimpunan Pengacara Austria dan para ahli hukum Belanda 

mengomentari bahwa tuduhan Pemerintah Hindia Belanda kepada Soekarno 

sebenarnya tidak terbukti. Akhirnya De Jounge, Gubernur Jenderal Hindia Belanda 

pada masa itu memotong masa tahanan Soekarno menjadi 2 tahun, sehingga 

Soekarno dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931.169  

Soekarno kembali lagi ditangkap pada tanggal 1 Agustus 1933 dengan 

tuduhan menyebarkan pikirannya yang revolusioner dan menentang Pemerintah 

 

169Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 137. 
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Hindia Belanda. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Februari 1934 maka 

Soekarno diasingkan ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur.170  

Ketika Soekarno tiba di Ende, kondisinya sudah dalam kendali penuh 

Pemerintah Hindia Belanda usai pemberontakan rakyat Ende yang berlangsung 

sejak tahun 1902 s.d. 1917. Semua pemuka maupun tuan tanah Flores mengakui 

kedaulatan Belanda atas Flores melalui perjanjian Korte Verklaring. Penduduk 

Ende saat itu tidak lebih dari 5.000 jiwa yang berprofesi sebagai petani, nelayan, 

dan buruh kasar. Penduduk Ende memang plural, namun di luar hubungan darah, 

maka suku-suku yang hidup di Ende tidak terhubung satu sama lain kecuali hanya 

bertemu di pasar dan bertransaksi. Orang-orang Islam dari suku Bugis, Bima, dan 

Makassar sudah ada di sana, tetapi tidak ada hubungan sosial satu sama lain kecuali 

hanya di pasar dan masjid. Orang India menjual kain dan Tionghoa menjual barang-

barang kelontong. Tidak ada organisasi sipil swasta yang mengikat penduduk 

secara lintas golongan (cross-cutting). Hal ini menjadikan penduduk Ende sangat 

eksklusif dan tidak peduli dengan siapa pun yang datang, asalkan tidak 

mengganggu buah kelapa atau merebut kopranya. Masyarakat Ende tidak peduli 

dengan siapa yang akan menjadi tuan atau pemerintahnya, asalkan mata 

pencahariannya tidak diganggu. Satu-satunya persekutuan non pemerintah yang 

terorganisir rapi di Ende hanyalah birokrasi Gereja Katolik yang berpusat di Ndona 

yang tidak jauh dari Ende dipimpin oleh Uskup Mgr. Leven (1933-1951).171 Ende 

 

170Arif Zulkifli dkk., Sukarno: Paradoks Revolusi Indonesia, h. 20.    

171Daniel Dhakidae, “Dari Tempat Pembuangan Menjadi Rumah Pemulihan: Makna 

Soekarno Bagi Ende, dan Ende Bagi Soekarno,” dalam Daniel Dhakidae (ed.), Soekarno: 

Membongkar Sisi-Sisi Hidup Putra Sang Fajar (Cet. I; Jakarta: Kompas, 2013), h. 154-160 dan 

Roso Daras dan Egy Massadiah, Bung Karno, Ata Ende (Cet. I; Jakarta: Cakrisma, 2013), h. 158.  
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menjadi tempat yang dipandang cocok sebagai tempat pembuangan Soekarno oleh 

Pemerintah Hindia Belanda karena paling sesuai dengan kriteria vetbaarheid van 

de bevolking voor agitatie van de internandus, yaitu tidak adanya kepekaan 

masyarakat sekitar kalau sekiranya ada agitasi dari Soekarno sebagai interniran.172 

Soekarno membawa serta keluarganya, yaitu isterinya Inggrit Ganarsih, 

anak angkatnya Ratna Juami (1923-2013), ibu mertuanya Amsi (w. 1935), serta dua 

pembantu setianya Mohasan dan Karmini.173 Awal kehidupan di Ende membuat 

Soekarno sangat tertekan menghadapi masyarakatnya yang pasif.  Hal ini ditambah 

masyarakat Ende takut berhubungan dengan interniran politik dalam pengawasan 

ketat aparatur kolonial Belanda. Namun dengan pembawaan Soekarno sekeluarga 

yang mudah bergaul dengan masyarakat, maka lama kelamaan ia lalu diterima 

dengan hangat oleh masyarakat sekitarnya.174  

Setelah Soekarno berhasil menemukan makna hidup untuk kesehatan 

jiwanya dalam Islam ketika di Penjara Sukamiskin maka keingintahuan terhadap 

agamanya berkembang dengan pesat pada saat di Ende, apalagi ia tidak 

diperbolehkan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk  menyinggung  masalah  

politik.  Ia memusatkan  perhatiannya  untuk belajar masalah keislaman lebih serius, 

terutama aspek keilmuannya (dirasah al-Islāmiyyah).  

Soekarno lalu melakukan korespondensi dengan ulama yang terkenal dari 

organisasi pembaharu Islam yang berpusat di Bandung, Persis (Persatuan Islam) 

 

172Daniel Dhakidae, “Dari Tempat Pembuangan Menjadi Rumah Pemulihan: Makna 

Soekarno Bagi Ende, dan Ende Bagi Soekarno,” h. 169.  

173Roso Daras dan Egy Massadiah, Bung Karno, Ata Ende (Cet. I; Jakarta: Cakrisma, 

2013), h. 69-72.     

174Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 154-156.   
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yaitu Ahmad Hassan yang sudah lama dikenalnya. Dialah yang membantu 

Soekarno mengirimkan buku-buku keislaman, menjawab pertanyaan, berdiskusi, 

bahkan berdebat panjang dengan Soekarno.175 Di antara buku-buku yang 

dikirimkan Hassan kepada Soekarno adalah  Pengajaran Shalat, Utusan Wahabi, 

Al-Muchtar, Debat Talqien, Al-Burhan, dan Al-Djawahir, Soal-Djawab, dan Al-

Lisaan.176 Di samping itu, Soekarno juga mendapat kiriman brosur dua tokoh 

Muhammadiyah, yaitu Haji Fakhruddin (1890-1929) tentang perbandingan agama 

Islam dan Kristen dan brosur A.D. Hanie tentang tata cara pemerintahan Islam.177 

Hassan telah menjadi guru bagi Soekarno, memberi kuliah jarak jauh tentang 

masalah keislaman, sekaligus lawan berfikir Soekarno melalui surat-menyurat yang 

berlangsung sejak 1 Desember 1934 s.d. 17 Oktober 1936.178 Banyak hal dari 

pemikiran Soekarno yang tidak disetujui oleh Hassan, namun tidak ada catatan yang 

menunjukkan bahwa Hassan meragukan keislaman Soekarno.179 Soekarno bahkan 

mengadakan tablig dan diskusi agama di rumahnya setiap malam Rabu, secara 

teratur shalat wajib lima waktu, dan berangkat shalat jumat di masjid.180  

Keraguan tentang religiusitas Soekarno justru datang dari Penulis biografi 

Soekarno seperti John D. Legge. Ia mengatakan bahwa sebenarnya Soekarno tidak 

 

175Roso Daras dan Egy Massadiah, Bung Karno, Ata Ende, h. 172-174.   

176Soekarno, “Surat-Surat Islam Dari Ende,” h. 325-341.   

177Ridwan Lubis, Sukarno dan Modernisme Islam, h. 78.  

178Rahmat Sahid, Ensiklopedi Keislaman Bung Karno (Cet. I; Jakarta: Expose, 2018), h. 

266-268.   

179Kritik-kritik Ahmad Hassan kepada Soekarno, lihat A. Hassan, Islam dan Kebangsaan: 

Kritik Atas Pemikiran Soekarno dan Jawaban Tuntas tentang Sistem Pemerintahan Islam (Cet. I; 

Bandung: Sega Arsy, 2019), h. 11-141.  

180Daniel Dhakidae, “Dari Tempat Pembuangan Menjadi Rumah Pemulihan: Makna 

Soekarno Bagi Ende, dan Ende Bagi Soekarno,” h. 171-172.   
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tertarik pada seluk-beluk agama. Perhatian Soekarno terhadap wacana keislaman 

dari awal sampai akhir hanyalah masalah politis. Legge mendasarkan 

pandangannya pada korespondensi Soekarno dengan Hassan yang memperlihatkan 

betapa Soekarno sangat jengkel dengan para ulama dan pemimpin-pemimpin Islam 

yang seharusnya mengambil bagian dalam kebangkitan Nasionalisme Islam. 

Soekarno sering mengambil contoh Mustafa Kemal Attaturk dan sering mengulang-

ulang “Islam adalah kemajuan.” Soekarno menurut Legge bukanlah seorang 

modernis dalam arti keagamaan. Legge bersikukuh bahwa ketertarikan Soekarno 

pada Islam adalah karena hendak mengikutsertakan Islam dalam sintesis 

perjuangan politiknya.181  

Jika Bernhard Dahm secara monolitik melihat segala tindakan Soekarno 

pada paradigma budaya jawa yang sinktretis dengan simbolisasi pewayangan, maka 

Legge telah terjebak pula secara monolitik yang melihat Soekarno sebagai 

pemimpin politik nasionalis sekuler. Bagi Legge bahwa fenomena religiusitas 

apapun yang dialami Soekarno selalu dicurigai untuk maksud-maksud politik 

sekuler dan hampir tidak ada tempat untuk menampilkan sosok Soekarno sebagai 

seorang muslim yang shalih, apalagi pemikir pembaharuan Islam.  

Sekali pun Penulis tidak menyetujui pandangan Dahm dan Legge tentang 

religiusitas Soekarno, tetapi Penulis dapat memahami kecurigaan keduanya 

tersebut. Pada saat Soekarno mendalami ajaran Islam sekitar tahun 1930-an maka 

masa-masa itu sangat jarang sekali kaum intelektual yang terdidik pada sekolah-

sekolah Pemerintah Hindia Belanda memperhatikan agama Islam. Mereka 

 

181John D. Legge, Sukarno: A Political Biography, h. 169.   
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memandang rendah agama Islam, phobia, bahkan penuh dengan kebencian sebagai 

hasil dari pendidikan Pemerintah Hindia Belanda yang secara nyata-nyata 

dirancang untuk memarginalisasi Islam.182  

Soekarno yang nota bene adalah intelek produk sekolah Pemerintah Hindia 

Belanda yang tertarik belajar Islam pada masa-masa itu adalah fenomena yang 

anomalis, sehingga tentu akan melahirkan kecurigaan bagi pengamat mana pun 

untuk menilai bahwa Soekarno ada maksud-maksud khusus di balik ketertarikannya 

mempelajari Islam.   

Kemungkinan besar Dahm dan Legge juga terpengaruh pula oleh karya 

Clifford Geertz, The Religion of Java. Hal ini terlihat jelas karena karya Geertz 

masuk dalam rujukan penting Dahm dan Legge.183  Ketika keduanya menulis dan 

menerbitkan karya biografinya tentang Soekarno di tahun 1960-an dan 1970-an, 

maka pada era itu Geertz dipandang antropolog paling otoritatif sebagai rujukan 

mutakhir tentang perilaku beragama orang Jawa. Geertz menteoritisasi perilaku 

beragama orang Jawa dalam tiga kelompok, yaitu: priyayi yang cenderung sinkretis 

dalam beragama, santri yang mengamalkan Islam secara puritan, serta abangan 

yang hanya beragama secara formalitas sebatas upacara kelahiran, pernikahan dan 

kematian.184 Soekarno jelas bukan santri dan tidak akan pernah menjadi santri, 

 

182Ahmad Suhelmi, Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir, h. 28. Suhelmi 

mencatat berbagai insiden dan konflik yang tercipta antara para Priyayi didikan sekolah-sekolah 

Pemerintah Hindia Belanda dengan aktivis Islam, terutama SI karena publikasi-publikasi para 

Priyayi yang menjelek-jelekkan Islam, bahkan menghina Rasulullah saw. Lihat Ahmad Suhelmi, 

Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir, h, h. 53-72.  

183Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 435 dan 

John D. Legge, Sukarno: A Political Biography, h. 382, 410 dan 478. 

184Lihat Clifford Geertz, The Religion of Java, h. 1-510.  
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sehingga Soekarno akan selalu dilihat sebagai priyayi yang menurut Geertz selalu 

sinkretis. Kecenderungan religiusitas Soekarno yang mengarah kepada model 

tipikal santri merupakan fenomena anomali yang tidak pernah akan cocok dengan 

teori Geertz, sehingga harus ditelusuri maksud-maksud terpendam Soekarno 

mendalami Islam. Ketulusan mempelajari Islam bukanlah karakteristik kaum 

priyayi sekuler seperti Soekarno karena hal itu adalah model religiusitas santri. 

Analisis Dahm dan Legge akhirnya selalu mereduksi religiusitas Soekarno yang 

dalam pandangan keduanya tidak pernah serius mendalami Islam.  

Memang benar bahwa Soekarno sangat menginginkan agar para ulama dan 

tokoh-tokoh pergerakan Islam terlibat secara penuh bersama komponen kaum 

nasionalis dan Marxis untuk bersatu dan bersintesa untuk memperjuangkan 

kemerdekaan Indonesia. Namun meletekkan hal tersebut sebagai dalil bahwa 

Soekarno sebenarnya tidak terlalu peduli pada aspek-aspek ajaran Islam kecuali 

maksud-maksud politik tersebut merupakan dalil yang  terlalu berlebihan dan salah 

kaprah. 

Religiusitas Soekarno yang berkembang ke arah pendalaman ilmu-ilmu 

keislaman merupakan sesuatu yang seharusnya terjadi bagi seseorang yang sudah 

cenderung pada pola hidup religius. Aspek-aspek religiusitas menurut Rodney 

Stark dan Charles Y. Glock yang membentuk sifat komitmen religius (the nature 

religious commitment) terdiri dari lima dimensi, yaitu: dimensi keyakinan (belief 

demension) yang mengakui hal-hal dogmatik dalam agamanya; dimensi 

peribadatan atau praktek agama (religious practice) yang mempraktekkan 

kewajiban-kewajiban ritual agama; dimensi penghayatan (the experience 
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dimension) yaitu dimensi penghayatan yang merasa dekat dengan Tuhan; dimensi 

pengetahuan agama (the knowledge dimension) yang meliputi pemahaman terhadap 

ilmu-ilmu dan ajaran-ajaran agama; serta dimensi implikasi dari pengalaman 

beragama (the consequental dimension).185  

Soekarno telah mengalami dimensi keyakinan beragama ketika ia pertama 

kali bersentuhan dengan ceramah-ceramah KH. Ahmad Dahlan di Surabaya; 

Soekarno sudah membiasakan diri melaksanakan ibadah shalat dan berdoa di 

Penjara Sukamiskin dalam memenuhi kebutuhan makna hidup sehingga ia 

mengalami dimensi ritual agama dan dimensi penghayatan beragama; maka 

Soekarno di Ende melangkah lebih jauh pada dimensi pengetahuan agama untuk 

memahami Islam serta mentabligkannya sebagai dimensi implikasi pengalaman 

beragama. Dalam dimensi-dimensi inilah dapat dipahami religiusitas Soekarno, 

khususnya motivasi sebenarnya Soekarno giat belajar tentang Islam di Ende, yaitu 

memenuhi dimensi pengetahuan agamanya. Komitmen keislaman Soekarno 

sebenarnya tidak perlu diragukan, khususnya ketika ia berada di Ende karena ia 

memang sedang membutuhkan logotheraphy agar ia mampu menghadapi tekanan-

tekanan hidup dalam pengasingan. 

Soekarno sebenarnya tidak hanya tertarik belajar tentang Islam di Ende. Ia 

juga ingin mengetahui ajaran-ajaran agama lain. Soekarno menjalin hubungan 

dengan para peter SVD (Societas Serbi Divini atau Serikat Sabda Allah), terutama 

paroki pertama di Ende yaitu Pater Gerardus Huijtink, SVD dan pemimpin para 

 

185Rodney Stark and Charles Y. Glock, American Piety: The Nature of Religious 

Commitment  (Ed. I; Cet. III; Berkeley: University of California Press, 1974), h. 14-16.   
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pastor SVD se-Flores yaitu Pater J. Bouma, SVD. Keduanya memberikan 

pemahaman kepada Soekarno tentang  Kristen Katolik, sekaligus teman diskusinya 

dalam berbagai masalah. Keduanya bahkan menitipkan kunci kerjanya kepada 

Soekarno, sehingga Soekarno dapat mengakses literatur yang tersedia di Biara 

Santo Josef.186 Soekarno juga berhubungan baik dengan, Georgette Manafe, 

seorang guru Kristen Protestan yang memberikan pemahaman kepada Soekarno 

tentang agama Kristen Protestan.187 Pemahaman yang baik tentang pluralitas 

keagamaan sangat berguna bagi Soekarno dalam merumuskan Pancasila yang dapat 

diterima semua elemen bangsa Indonesia. Menurut Soekarno sendiri bahwa konsep 

dasarnya telah ia pikirkan dan renungkan berhari-hari di bawah sebuah pohon sukun 

di Ende. Salah satu diskusi terkenal antara Pater Gerardus Huijtink, SVD dengan 

Soekarno di Ende adalah ketika Huijtink mempersoalkan kepada Soekarno tentang 

kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkannya, bagaimnana Soekarno akan 

menyikapi pemeluk agama Hindu seperti ibunya, ayahnya yang muslim, dan rakyat 

Indonesia yang memeluk berbagai agama. Diskusi ini membuat Soekarno berhari-

hari merenungi konsep dasar negara yang diperjuangkannya, terutama 

dilakukannya di bawah sebuah pohon sukun di Ende. Hasil renungan ini 

mengkristal menjadi Pancasila. Kini lokasi tersebut telah dibangun monumen 

khusus untuk mengenang perenungan Soekarno menemukan konsep dasar 

Pancasila di pulau tersebut.188  

 

186Roso Daras dan Egy Massadiah, Bung Karno, Ata Ende, h. 157-163.    

187Roso Daras dan Egy Massadiah, Bung Karno, Ata Ende, h. 172. 

188Roso Daras dan Egy Massadiah, Bung Karno, Ata Ende, h. 161-163.    
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d. Bertransformasi Menjadi Pemikir Islam  

Mohammad Hoesni Thamrin (1894-1941), anggota Volksraad dari 

Organisasi Kaoem Betawi mengajukan protes kepada Pemerintah Hindia Belanda 

untuk memindahkan Soekarno dari Ende setelah ibu mertua Soekarno, Amsi wafat 

pada tahun 1935 di Ende karena terkena Malaria. Soekarno dikhawatirkan wafat 

karena penyakit tersebut karena ia dan anak angkatnya, Ratna Juami juga pernah 

terserang yang sama. Protes ini semakin kuat sehingga Pemerintah Belanda di Den 

Haag segera mengambil tindakan. Kematian Soekarno dikhawatirkan akan menjadi 

martir bagi munculnya pemberontakan yang lebih luas. Tentu Belanda tidak 

menginginkan hal itu terjadi yang akan menguras sumber daya keuangan dan 

militernya.189  

Pemerintah Hindia Belanda atas desakan dari berbagai pihak memindahkan 

pengasingan Soekarno ke Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 

Jenderal Hindia Belanda, Alidius Tjarda van Starkenborgh Statchouwer (1888-

1978) pada tanggal 14 Februari 1938. Soekarno tiba di Bengkulu pada tanggal 9 

Mei 1938.190 Turut bersama Soekarno adalah isterinya, Inggit Ganarsih, kedua anak 

angkatnya Ratna Juami dan Kartika (l. 1928), serta pembantu setia Soekarno di 

Ende, Riwu Ga (w. 1996).191  

 

189Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 165.  

190Agus Setiyanto, ‘Jejak Sejarah Bung Karno Di Bengkulu’, Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal 

Kebudayaan Dan Sejarah Islam, 3.2 (2018) <https://doi.org/10.29300/ttjksi.v3i2.1559>. 

191Ramadhan K.H, Soekarno: Kuantar Ke Gerbang (Cet. I; Yogyakarta: Bentang, 2014), 

h. 308.     
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Versi lain menyebutkan bahwa Soekarno tiba di Bengkulu pada tanggal 14 

Februari 1938.192 Versi ini jelas tidak logis karena tidak mungkin ketika surat 

keputusan dikeluarkan pada tanggal itu maka pada tanggal yang sama pula 

Soekarno tiba di Bengkulu. Ada juga yang menyebut bahwa Soekarno menjejakkan 

kakinya di Bengkulu pada bulan Oktober 1938.193 karena Soekarno  baru bertolak 

dari Ende pada tanggal 18 Oktober 1938.194 Versi ini malah terlalu lama, sehingga 

kurang meyakinkan. Pemberitaan media massa dan dokumen resmi menjadi bukti 

pendukung yang kuat jika Soekarno tiba di Bengkulu pada awal Mei 1938. Koran 

lokal Bengkulu, Penaboer milik Muhammadiyah Daerah  Bengkulu memberitakan 

bahwa Soekarno telah tiba di kota itu pada tanggal 13 Mei 1938.195 Dokumen resmi 

ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) warisan Pemerintah Hindia Belanda 

menyebutkan bahwa Soekarno telah tiba di Bengkulu pada tanggal 9 Mei 1938.196 

Tanggal 9 Mei 1938 inilah yang dapat menjadi patokan dalam konteks ini karena 

selain sebagai dokumen resmi dalam bentuk laporan tertulis dari pejabat 

Pemerintah Hindia Belanda sendiri yang tidak mungkin memberi laporan palsu 

kepada atasannya, juga ada kesengajaan Pemerintah Hindia Belanda memang 

mengabarkan tanggal yang berbeda dengan tanggal tibanya Soekarno kepada 

masyarakat Bengkulu untuk menghindari berkumpulnya massa rakyat menyambut 

 

192Agus Setiyanto, ‘Jejak Sejarah Bung Karno Di Bengkulu.’   

193Agus Setiyanto, ‘Jejak Sejarah Bung Karno Di Bengkulu.’    

194Roso Daras dan Egy Massadiah, Bung Karno, Ata Ende, h. 169.     

195Hardiansyah, “Menelisik Relasi Bung Karno dan Muhammadiyah Bengkulu 

Berdasarkan Arsip Koran Lokal “Penaboer” 1938-1939, Suaramuhammadiyah, Jejak Perserikatan, 

11 Oktober 2023  https://www.suaramuhammadiyah.id/read/menilik-relasi-bung-karno-dan-

muhammadiyah-bengkulu (18 Desember 2023).  

196Agus Setiyanto, ‘Jejak Sejarah Bung Karno Di Bengkulu.’     
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Soekarno, sehingga Koran Penaboer meleset 4 hari lebih lambat dalam 

memberitakan tibanya Soekarno di Bengkulu.197  

Pada saat Soekarno menginjakkan kaki di Bengkulu, maka Kota Bengkulu 

merupakan wilayah Keresidenan tersendiri dengan nama Boenkoelen.198 Bengkulu 

menjadi kota pelabuhan ekspor hasil hutan dan hasil perkebunan yang menjadi 

pendapatan utama kota ini. Namun tidak ada dermaga khusus, sehingga kapal-kapal 

hanya berhenti di pinggiran pantai, sedangkan penumpang dan barang diangkut dari 

bibir pantai menuju kapal tersebut.199 Penduduk Bengkulu juga plural seperti halnya 

kota-kota pelabuhan lainnya yang terdiri dari penduduk asli (Suku Rejang, Serawai, 

dan Pasemah), Jawa, Minangkabau, dan suku bangsa lainnya.200  

Guillaume Frederic Pijper (1893-1988) mencatat bahwa pengaruh 

organisasi-organisasi pembaharuan Islam sudah masuk ke Bengkulu sejak tahun 

1915, lalu menjadi penting dan berpengaruh pada tahun 1927 dan 1928. 

Muhammadiyah memiliki pengaruh yang kuat di Bengkulu yang memiliki sekolah-

sekolah standar seperti HIS, pengajian untuk orang dewasa, kursus bahasa Arab, 

dan tablig. Ajaran Islam dijalankan dengan taat oleh umat Islam Bengkulu. 

Muslimah Bengkulu menutup auratnya dan menggunakan kerudung.201 Segregasi 

 

197Hardiansyah, “Menelisik Relasi Bung Karno dan Muhammadiyah Bengkulu 

Berdasarkan Arsip Koran Lokal “Penaboer” 1938-1939.”   

198Faozan Amar (ed.), Soekarno dan Muhammadiyah (Cet. II; Jakarta: Al-Wasat Publishing 

House, 2009), h. 53.    

199Fatmawati Sukarno, Catatan Kecil Bersama Bung Karno (Ed. Revisi, Cet.I; Yogyakarta:  

Media Pressindo dan Yayasan Bung Karno, 2016), h. 1-2.   

200G.F. Pijper, Fragmenta Islamica, Studies over het Islamisme in  Nederlandsch-Indie, 

terj. Tudjimah, Fragmenta Islamica: Beberapa Studi Mengenai Sejarah Islam Di Indonesia Awal 

Abad XX (t.t.: UI-Press, 1987), h. 130.   

201G.F. Pijper, Fragmenta Islamica, Studies over het Islamisme in  Nederlandsch-Indie, h. 

134-142.  



 

 

 

 

 

110 

 

antara laki-laki dan perempuan terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat di 

Bengkulu, sehingga laki-laki jarang membawa isterinya keluar rumah bersama-

sama. Jika keluar bersama menghadiri acara, maka tempat duduk laki-laki dan 

perempuan dipisahkan dan dipasangkan tabir.202 Sekali pun demikian, Pijper 

mengamati bahwa kota ini tidak memiliki ulama yang dipandang tinggi dan 

berpengaruh kuat seperti di Banten. Pangkat dalam bidang keagamaan yang 

tertinggi di Bengkulu adalah “Penghulu Kepala” yang disebut “Imam Marga” yang 

dipilih dari imam dusun. Imam Marga inilah yang menjadi wali hakim, mengatur 

pencatatan nikah, mengawasi pegawai masjid dusun, dan anggota rad marga atau 

semacam hakim pengadilan agama.203 Dengan kata lain, Imam Marga bukanlah 

jabatan keagamaan yang otoritatif dalam memberikan fatwa-fatwa keagamaan, 

namun jabatan semi birokratis.  

Dalam catatan Pijper pula bahwa sebelum tahun 1927 sering terjadi 

pertentangan yang mengarah konflik antara “kaum tua” yang mempertahankan 

pengamalan Islam secara tradisi dengan “kaum muda” yang membawa misi 

pembaharuan Islam. Namun konflik ini mulai mereda setelah kaum pembaharu 

semakin kuat, terutama dengan hadirnya Muhammadiyah di Bengkulu yang banyak 

mendirikan sekolah, madrasah, dan mengadakan tablig. Muhammadiyah berjasa 

dalam mengadakan pendidikan Islam yang modern di Bengkulu.204  

 

202Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 166-167.   

203G.F. Pijper, Fragmenta Islamica, Studies over het Islamisme in  Nederlandsch-Indie, h. 

133-134.   

204G.F. Pijper, Fragmenta Islamica, Studies over het Islamisme in  Nederlandsch-Indie, h. 

134-137.   
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Sebelum Soekarno berangkat dari Ende telah terjadi korespondensi antara 

HB. (Hoofdbestuur) Muhammadiyah di Yogyakarta dengan Soekarno di Ende. HB. 

Muhammadiyah memberitahukan bahwa mereka telah memperjuangkan Soekarno 

agar dipindahkan ke Yogyakarta untuk menjadi Direktur sekolah MULO milik 

Muhammadiyah dengan mengirim surat resmi kepada Gubernur Jenderal Hindia 

Belanda, tetapi ditolak oleh Pemerintah Hindia Belanda. Salinan surat tersebut 

dikirimkan pula kepada Soekarno. Soekarno membalas surat HB. Muhammadiyah 

tertanggal 23 Maret 1938 dengan ucapan terima kasih dan mengakui perjuangan 

Muhammadiyah ini sambil menjelaskan bahwa kepindahannya ke Bengkulu 

merupakan kompensasi dari permohonan Hb. Muhammadiyah tersebut. Soekarno 

sendiri telah mengetahui hal tersebut melalui Besluit Pemerintah Hindia Belanda 

yang menjelaskan hal yang sama. Soekarno mengucapkan terima kasih atas 

konstribusi HB. Muhammadiyah tentang kepindahannya di Bengkulu, kemudian 

berjanji akan menyumbangkan tenaganya untuk membantu kemajuan Islam di 

Bengkulu. HB. Muhammadiyah  lalu mengirim surat kepada Konsul 

Muhammadiyah Bengkulu, Haji Junus Djamaludin agar menyambut kehadiran 

Soekarno di Bengkulu sambil melampirkan pula surat Soekarno tentang 

kesediaannya membantu kemajuan Islam di Bengkulu. Adanya korespondensi 

antara HB. Muhammadiyah dengan Soekarno, juga HB. Muhammadiyah dengan 

konsul Muhammadiyah di Bengkulu diberitakan oleh Koran Penaboer Edisi Selasa 
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No. 11 Tahun II-V 1938, namun sayangnya surat-surat aslinya tidak dapat 

dilacak.205  

Muhammadiyah kemungkinan besar mengetahui bahwa Soekarno saat di 

Ende telah bertransformasi menjadi propagandis pembaharuan Islam, sehingga 

meminta kepada Pemerintah Hindia Belanda agar Soekarno dapat menjadi direktur 

sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta. Hal ini disebabkan korespondensi antara 

Soekarno di Ende dan Hassan di Bandung dibukukan oleh Hassan sendiri atas 

persetujuan Soekarno dengan judul Surat-Surat Islam Dari Ende, lalu diterbitkan 

oleh Persis, Bandung pada tahun 1936.206 Tentunya buku tersebut telah dibaca oleh 

banyak orang, termasuk para aktivis Muhammadiyah. Buku ini mengejutkan 

banyak pihak mengingat reputasi Soekarno yang sangat populer sebagai pemimpin 

nasionalis sekuler, sedangkan orang-orang berpendidikan sekuler seperti Soekarno 

dalam persepsi aktivis Islam masa itu berpandangan pejoratif dan phobia terhadap 

Islam. Hasan Din ketika bertemu Soekarno menyinggung kedekatan Soekarno 

dengan Ahmad Hassan yang menunjukkan bahwa kecenderungan Soekarno kepada 

 

205Hardiansyah, “Menelisik Relasi Bung Karno dan Muhammadiyah Bengkulu 

Berdasarkan Arsip Koran Lokal “Penaboer” 1938-1939,” (18 Desember 2023). Orang sering 

mengira bahwa Konsul Muhammadiyah Bengkulu ketika Soekarno tiba di sana pada tahun 1938 

adalah Hasan Din (1905-1974) yang nantinya akan menjadi mertua Soekarno, ayah Fatmawati 

(1923-1980). Lihat Faozan Amar (ed.), Soekarno dan Muhammadiyah, h. 13. Hasan Din 

sebagaimana diterangkan oleh Fatmawati pada saat itu menjabat sekretaris, bukan Konsulnya. Lihat 

Fatmawati Soekarno, Catatan Kecil Bersama Bung Karno, h. 3. Haji Junus Jamaluddin yang 

sebenarnya menjadi Konsul Muhammadiyah Bengkulu pada waktu itu. Ketika Junus sakit, maka 

diadakan rapat untuk menggantikan Junus sebagai Konsul Muhammadiyah. Soekarno dapat 

menggunakan pengaruhnya agar rapat menyetujui orang yang menggantikan Junus adalah Oey 

Tjeng Hien atau Abdul Karim Oey (1905-1988). Lihat Agus Setiyanto, “Jejak Sejarah Bung Karno 

Di Bengkulu,” h. 144-145. Kesalahan ini disebabkan kurang akuratnya antara Cindy Adams atau 

kemungkinan Soekarno sendiri yang menyebut bahwa bahwa Hasan Din adalah “Ketua 

Muhammadiyah setempat (Bengkulu).” Lihat Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told 

Cindy Adams, h. 168.   

206Rahmat Sahid, Ensiklopedi Keislaman Bung Karno, h. 268.   
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pembaharuan Islam sudah diketahui secara luas, sehingga terdengar sampai ke 

Bengkulu.207 Muhammadiyah sangat beralasan hendak merekrut Soekarno karena 

religiusitasnya dan pemahaman keislamannya yang condong ke arah pembaharuan 

Islam sekaligus dapat menggunakan pengaruh Soekarno untuk memperkuat 

kehadiran Muhammadiyah, khususnya di Bengkulu. 

Surat HB. Muhammadiyah kepada Konsul Muhammadiyah Bengkulu 

menggerakkan aktivis Muhammadiyah menyambut hangat kehadiran Soekarno, 

sekali pun Soekarno sebagai orang interniran diawasi dengan ketat oleh aparat 

Pemerintah Hindia Belanda.208 Hasan Din atas nama Muhammadiyah Daerah 

Bengkulu lalu berkunjung ke kediaman Soekarno untuk meminta Soekarno agar 

bergabung dengan Muhammadiyah dan menjadi guru di sekolah rendah agama 

milik Muhammadiyah yang sedang kekurangan guru. Namun Hasan meminta agar 

Soekarno tidak membicarakan masalah politik, kecuali terkait dengan pembelajaran 

sejarah kenabian bahwa Rasulullah saw. mengajarkan cinta tanah air. Dari  

pertemuan  ini  pulalah  awal  perkenalan  Soekarno dengan Fatmawati, anak Hasan 

yang nantinya dinikahinya setelah menceraikan Inggit yang tidak mau dimadu.209  

 

207Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 168.    

208Polisi kolonial terus-menerus mengawasi rumah Soekarno siang dan malam. Semua 

tamunya dicatat dan esoknya dipanggil untuk ditanyai, kemudian dibayang-bayangi reserse. Butuh 

keberanian untuk sekedar berkunjung kepada Soekarno. Cindy Adams, Sukarno and Autobiography 

as Told Cindy Adams, h. 167. Jika tidak ada surat dari HB. Muhammadiyah kepada Konsul 

Muhammadiyah Bengkulu maka belum tentu Soekarno akan ditemui pengurus Muhammadiyah 

Daerah Bengkulu, apalagi memintanya supaya membantu mengajar di sekolah Muhammadiyah 

yang akan memancing pengawasan dari polisi kolonial terhadap Muhammadiyah.   

209Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 167.     
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Soekarno menjadi anggota resmi Muhammadiyah tepat pada tahun 1938.210 

Ia terlibat sangat intens dengan kegiatan Muhammadiyah Bengkulu dan diangkat 

menjadi Ketua Majelis Pengajaran Muhammadiyah Daerah  Bengkulu.211 Soekarno 

mengorganisir pertemuan tokoh-tokoh Muhammadiyah se-Sumatera yang disebut 

Dairatul Kubra untuk menggalang kerjasama di antara mereka dan menanamkan 

rasa cinta tanah air.212 Soekarno berperan penting dalam penggantian Konsul 

Muhammadiyah Daerah Bengkulu yang sakit, yaitu Haji Junus Djamaludin yang 

atas usul Soekarno digantikan oleh Abdul Karim Oey.213  

Status Soekarno sebagai interniran politik selalu dalam pengawasan ketat 

Pemerintah Hinda Belanda, sehingga ia sementara waktu meninggalkan aktivitas 

politik atau berbicara tentang masalah politik di dalam negeri Hindia Belanda yang 

akan memancing reaksi keras dari Pemerintah Hinda Belanda. Soekarno masih 

diperkenankan mengirimkan tulisan-tulisannya di media massa yang 

membicarakan situasi politik luar negeri.214 Soekarno menggunakan nama samaran 

Guntur atau Abdurrahman dalam tulisan-tulisannya di Media Massa karena ia 

sebenarya dilarang menulis oleh Pemerintah Hinda Belanda. 215 

 

210Faozan Amar (ed.), Soekarno dan Muhammadiyah, h. 40.   

211Iwan Mahmud Al-Fattah, Bung Karno Dalam Pusaran Islam: Menguak Pemikiran, 

Kontroversi, Perjalanan Panjang Sang Putra Fajar Dengan Organisasi dan Para Tokoh Islam, h. 

84.  

212Ridwan Lubis, Sukarno dan Modernisme Islam, h. 80.   

213Rahmat Sahid, Ensiklopedi Keislaman Bung Karno, h. 297.    

214John D. Legge, Sukarno: A Political Biography, h. 171.   

215Lailatul Latifah, ‘Soekarno Dan Modernisasi Islam Muhammadiyah Bengkulu: Sebuah 

Tinjauan Historis’, Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam, 29.2 (2020). 
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Situasi ini menjadikan Soekarno mencurahkan perhatiannya dalam masalah 

keislaman. Masa-masa Soekarno berada di Bengkulu merupakan masa yang paling 

produktif sebagai pemikir pembaharuan Islam. Ia banyak menulis tentang masalah 

keislaman dan masalah politik di luar negeri pada Pandji Islam di Medan dan 

Almanak Muhammadiyah di Yogyakarta,216 serta koran Pemandangan di Jakarta.217  

 Soekarno dengan keras mengkritik tradisi segregasi antara laki-laki dan 

perempuan di Bengkulu, khususnya penggunaan tabir di Bengkulu yang 

dipandangnya sebagai tradisi kolot pada 1939. Ia melakukannya secara atraktif 

dengan aksi walk out, yaitu meninggalkan rapat Muhammadiyah Daerah Bengkulu 

yang menggunakan tabir.218 Aksinya ini memancing perhatian dan polemik 

masyarakat Bengkulu, bahkan aktivis Muhammadiyah di luar Sumatera, sehingga 

Majalah Adil, milik Muhammadiyah  Surakarta menerbitkan artikel khusus tentang 

masalah tabir pada edisi tanggal 21 Januari  1939. Soekarno diwawancarai khusus 

dan hasil wawancaranya diterbitkan oleh Majalah Pandji Islam, milik 

Muhammadiyah yang terbit di Medan dengan judul kontroversial pada masa itu, 

Tabir Adalah Lambang Perbudakan: Tabir Tidak Diperintahkan oleh Islam.219 

Judulnya saja sudah pasti akan menimbulkan reaksi keras masyarakat Bengkulu 

 

216Lailatul Latifah, ‘Soekarno Dan Modernisasi Islam Muhammadiyah Bengkulu: Sebuah 

Tinjauan Historis.’   

217John D. Legge, Sukarno: A Political Biography, h. 171.    

218Faozan Amar (ed.), Soekarno dan Muhammadiyah, h. 42.     

219Soekarno, “Tabir Adalah Lambang Perbudakan: Tabir Tidak Diperintahkan oleh Islam,” 

dalam K. Goenadi dan H. Muallif Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya 

Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965), h. 349-351.   
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terhadap Soekarno, sehingga ia mengatakan sejak saat itu seolah-olah ada tabir 

yang memisahkan antara dirinya dengan masyarakat Bengkulu.220  

Saat Muhammadiyah melaksanakan Muktamar ke-28 di Medan yang 

berlangsung pada tanggal 19 s.d. 25 Juli 1939 maka Soekarno menulis surat terbuka 

kepada Ketua Hoofdbestuur Muhammadiyah (1937-1941), KH. Mas Mansur 

(1896-1946) yang dimuat oleh Majalah Pandji Islam yang mempertanyakan 

praktek tabir dengan judul Minta Hukum Jang Pasti Dalam Soal “Tabir”: Surat 

Terbuka Kepada K.H.M. Mansur Ketua H.B. Muhammadijah Jang Baru Ini 

Melangsungkan Kongresnja Ke 29 Di Medan.221 Pemikiran Soekarno ini diikuti 

oleh Muhammadiyah Daerah Bengkulu, sehingga tabir tidak diwajibkan lagi dalam 

pertemuan-pertemuan Muhammadiyah di sana.222 Namun Muhammadiyah secara 

institusional memerlukan waktu lebih lama untuk menerima kritik Soekarno. Pada 

tahun 1968, Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah baru memutuskan 

menyerahkan kepada pendapat anggota Muhammadiyah setempat untuk 

mengenakan atau tidak mengenakan tabir dalam pertemuan-pertemuan 

Muhammadiyah. Jika tidak menggunakan tabir maka pertemuan tetap dipisahkan 

 

220Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 167.  

221Soekarno, “Minta Hukum Jang Pasti Dalam Soal “Tabir”: Surat Terbuka Kepada K.H.M. 

Mansur Ketua H.B. Muhammadijah Jang Baru Ini Melangsungkan Kongresnja Ke 29 Di Medan,” 

dalam K. Goenadi dan H. Muallif Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya 

Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965), h. 353-355.   

222Soekarno, “Tabir Adalah Lambang Perbudakan: Tabir Tidak Diperintahkan oleh 

Islam,” h. 351.  
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tempat duduk laki-laki dan perempuan,  serta  ada  jaminan  di  antara  laki-laki  dan  

perempuan  tidak  saling pandang.223  

Dijalankannya kritik Soekarno oleh Muhammadiyah Daerah Bengkulu 

sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Soekarno selalu mengingatkan bahwa 

Muhammadiyah adalah organisasi pembaharu.224 Bengkulu juga tidak memiliki 

ulama yang diikuti luas fatwa-fatwanya. sehingga pendapat Soekarno tidak 

mendapat perlawanan berarti di kalangan Muhammadiyah Daerah Bengkulu.225  

Soekarno juga berpolemik dengan dua aktivis Persis, Bandung di media 

massa, yaitu Ahmad Hassan dan Mohammad Natsir (1908-1993). Empat artikel 

Soekarno yang dipublikasikan secara berseri di Majalah Pandji Islam pada tahun 

1940 telah memantik polemik tersebut, yaitu Me-“Muda”-kan Pengertian Islam,226 

Apa Sebab Turki Memisah Agama Dari Negara,227, Masjarakat Onta dan 

Masjarakat Kapal-Udara,228  dan Islam Sontolojo, Batja: Islam Soontooloojoo.229  

 

223Pimpinan Pusat Muhammadijah di Jogjakarta, Keputusan Mu’tamar Majdlis Tardjih 

Muhammadijah Di Siduardjo, 2-6 Dj. Awal 1388 – 27-31 Djuli 1968 (Cet. I; Yogyakarta: Pimpinan 

Pusat Muhammadijah di Jogjakarta, 1968), h. 12-13.   

224Soekarno, “Minta Hukum Jang Pasti Dalam Soal “Tabir”: Surat Terbuka Kepada K.H.M. 

Mansur Ketua H.B. Muhammadijah Jang Baru Ini Melangsungkan Kongresnja Ke 29 Di Medan,” 

h. 355.   
225G.F. Pijper, Fragmenta Islamica, Studies over het Islamisme in  Nederlandsch-Indie, h. 

133.   
226Soekarno, “Me-“Muda”-kan Pengertian Islam,” dalam K. Goenadi dan H. Muallif 

Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera 

Revolusi, 1965), h. 389-401.   

227Soekarno, “Apa Sebab Turki Memisah Agama Dari Negara,” dalam K. Goenadi dan H. 

Muallif Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah 

Bendera Revolusi, 1965), h. 403-445.  

228Soekarno,  “Masjarakat Onta dan Masjarakat Kapal-Udara,” dalam K. Goenadi dan H. 

Muallif Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah 

Bendera Revolusi, 1965), h. 483-491.  

229Soekarno, “Islam Sontolojo, Batja: Islam Soontooloojoo,” dalam K. Goenadi dan H. 

Muallif Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah 

Bendera Revolusi, 1965), h. 493-500.   
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Natsir menulis artikel khusus yang dimuat secara berseri pula oleh Majalah 

Pandji Islam, yaitu Sikap Islam Terhadap Kemerdekaan Berfikir: Kemerdekaan 

Berfikir, Tradisi dan Disipilin untuk membantah metode berfikir Soekarno yang 

dikatakannya telah terjebak pada cara berfikir rasionalis model Mu·tazilah yang 

telah keluar dari batas-batas syar’iyyah sehingga berbahaya bagi ajaran Islam 

sendiri.230 Hassan menulis artikel yang dipublikasikan Majalah milik Persis 

Bandung, Al-Lisan secara berseri231 dengan judul yang langsung memplesetkan 

artikel Soekarno, “Membudakkan Pengertian Islam (Kritik terhadap Pemikiran Ir. 

Soekarno) yang mengkritik proyek pembaharuan Islam yang dikemukakan oleh 

Soekarno yang dikatakannya telah keluar dari agama Islam karena tidak didasarkan 

pada dalil-dalil yang diterima oleh syariat Islam.232  

Bernhard Dahm mencatat bahwa kesibukan Soekarno dalam gagasan 

pembaharuan Islam tidak berlangsung lama, sehingga cenderung ia tidak 

memandang penting gagasan Soekarno dalam bidang ini. Menurut Dahm bahwa 

kesibukan Soekarno dalam gagasan pembaharuan Islam hanyalah salah satu sarana 

untuk melanjutkan perjuangannya, yaitu membangkitkan semangat perjuangan 

rakyat.233 Dengan kata lain, Dahm berpendapat sama seperti John D. Legge bahwa 

Soekarno menggunakan Islam hanya untuk tujuan politiknya.   

 

230M. Natsir, “Sikap Islam Terhadap Kemerdekaan Berfikir: Kemerdekaan Berfikir, Tradisi 

dan Disipilin,” dalam D.P. Sati Alimin, Capita Selecta, Jilid I (Cet. II; Jakarta: Sumur Banbung, 

1961), h. 136-171.   

231Penerbit Sega Arsy, “Pengantar Penerbit,” dalam A. Hassan, Islam dan Kebangsaan: 

Kritik Atas Pemikiran Soekarno dan Jawaban Tuntas tentang Sistem Pemerintahan Islam (Cet. I; 

Bandung Sega Arsy, 2018),  h. 10.   

232A. Hassan, Islam dan Kebangsaan: Kritik Atas Pemikiran Soekarno dan Jawaban 

Tuntas tentang Sistem Pemerintahan Islam, h. 67-141.   

233Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 239. 
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Dawam Raharjo menegaskan urgensi kehadiran Soekarno dalam konteks 

pemikiran Islam di Indonesia. Artikel-artikel Soekarno menyumbangkan 

pemikiran-pemikiran Islam dengan analisis sosial modern yang tidak dilakukan 

oleh pemimpin Islam manapun pada masa itu. Soekarno bagi Dawam bukanlah 

penganut sinkretis, tetapi penganut tauhid murni seperti aktivis Muhammadiyah 

lainnya.234 Penulis sependapat dengan analisis Dawam ini yang melihat Soekarno 

dari sudut pandang dirinya sebagai seorang muslim yang memiliki maksud-maksud 

jujur untuk memajukan agamanya. Keterlibatan Soekarno pada Muhammadiyah 

Daerah Bengkulu dan artikel-artikelnya dalam wacana pembaharuan Islam 

sebenarnya menunjukkan sisi religiusitas Soekarno, terutama aspek implikasi dari 

pengalaman beragamanya, bukan aktivitas mempolitisasi Islam untuk tujuan-tujuan 

politiknya seperti yang dimaksud oleh Dahm dan Legge. 

Pasca pembuangan di Bengkulu maka Soekarno tidak pernah lagi menulis 

artikel khusus tentang wacana keislaman. Soekarno kembali ke dunia politik dan 

menjadi Presiden R.I. (Republik Indonesia) yang sangat menyita waktunya. 

Soekarno menggunakan cara yang lebih praktis dalam mengemukakan 

pemikirannya, yaitu berpidato dalam berbagai acara kenegaraan atau keagamaan. 

Pidatonya ini terdokumentasikan dengan baik karena beliau adalah Presiden R.I. 

yang memiliki aparatur yang mentranskripsikan pidato-pidatonya, sehingga 

menjadi arsip negara yang dapat diakses di kemudian hari. 

  

 

234Dawam Rahardjo, “Bung Karno Sebagai Pemikir Islam,” h. 148.    
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6. Aktivitas Politik Soekarno  

Soekarno pertama kali tumbuh sebagai aktivis pergerakan dari SI ketika ia 

masih menjadi siswa HBS Surabaya.235 Ia menjadi anggota staf majalah bulanan 

Oetoesan Hindia di bawah pimpinan Tjokroaminoto yang mengasah 

kemampuannya dalam menulis artikel di media massa.236 Soekarno juga menjadi 

anggota Trikoro Dharmo Cabang Surabaya, anak organisasi Budi Utomo dalam 

bidang kepemudaan.237  

Soekarno merintis karir politiknya pada saat ia menjadi mahasiswa THS 

Bandung. Pada tahun 1926, universitas mensponsori para mahasiswanya 

membentuk Bandung Studies Club yang diisi dengan kegiatan-kegiatan rekreatif, 

seperti bermain bridge, bilyar, pesta-pesta, dan kegembiraan. Soekarno menolak 

 

235Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 90.   

236Bon Hering, Soekarno Arsitek Bangsa, h. 7.     

237Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 47. Budi 

Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh dr. Wahidin Soedirohoesodo (1852-1917), R. 

Soetomo (1888-1938), dan M. Soeradji (1887-1959) di STOVIA, Batavia. R. Soetomo menjadi 

ketua pertama Budi Utomo. Pada Kongres I Budi Utomo yang berlangsung pada tanggal 3 s.d. 5 

Oktober 1908 di Yogyakarta, maka didirikan Kantor Pusat Budi Utomo di Yogyakarta yang diketuai 

RTA. Tirto Koesoemo dan dr. Wahidin sebagai wakilnya. Budi Utomo bergerak di bidang sosial 

budaya dan menjaga hubungan yang erat dengan Pemerintah Hinda Belanda karena pengurus dan 

anggotanya banyak diisi oleh kalangan priyayi birokrat. Hal ini menimbulkan protes yang kuat dari 

anggotanya yang ingin Budi Utomo berubah ke arah gerakan politik revolusioner dan 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tjipto dan Ki Hajar Dewantara lalu memilih keluar dari 

Budi Utomo. Sudiyo dkk., Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia: Dari Budi Utomo Sampai 

Pengakuan Kedaulatan (Cet. II; t.t.: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 1997/1998), h. 

21-23. Sedangkan Trikoro Dharmo merupakan organisasi sayap pemuda dari Budi Utomo yang 

didirikan pada tanggal 7 Maret 1915 di Batavia yang diketuai oleh R. Satiman Wiryosandjoyo (l. 

1892) yang anggotanya kebanyakan adalah siswa sekolah menengah asal Jawa Timur dan Jawa 

Tengah. Trikoro Dharmo sekali pun merupakan sayap Budi Utomo, tetapi didirikan sebagai reaksi 

terhadap Budi Utomo yang banyak dikuasai kalangan priyayi tua yang birokrat yang menolak ide-

ide revolusioner kalangan pemuda Trikoro Dharmo berubah namanya menjadi Jong Java pada 

tanggal 12 Juni 1918 pada Kongres pertamanya di Solo untuk  merangkul pemuda dari luar suku 

Jawa, terutama dari Sunda, Madura dan Bali setelah mendapat kritikan keras akan adanya dominasi 

suku Jawa pada organisasi kepemudaan tersebut. Lihat Sugiharti, ‘Eksistensi Organisasi Jong Java 

Dalam Pergerakan Nasional (1915-1931)’, Journal of Chemical Information and Modeling, 53.9 

(2016). 
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bergabung dengan organisasi ini diikuti oleh mahasiswa lainnya. Pada tahun itu 

juga maka Soekarno bersama lima mahasiswa Indonesia lainnya membentuk 

Algemene Studieclub (Klub Studi Umum) yang diisi dengan kegiatan menelaah 

literatur dan mendiskusikannya.238 Menurut Soekarno bahwa organisasinya ini 

meniru kegiatan Tweede Kamer dari Staten General di Belanda,239 namun para 

sejarawan menilai bahwa Algemene Studieclub meniru langkah dari R. Soetomo 

yang mendirikan Indonische Studieclub di Surabaya pada tahun 1924.240  

Algemene Studiclub menarik banyak kelompok intelektual muda untuk 

bergabung di dalamnya, termasuk lulusan-lulusan perguruan tinggi di Belanda. 

Diskusi akademis di bidang politik seringkali dilakukan. Cabang-cabang Algemene 

Studieclub terbentuk di Solo, Surabaya, dan kota besar lainnya di Jawa, bahkan 

menerbitkan majalah Suluh Indonesia Muda yang banyak mempublikasikan artikel-

artikel Soekarno.241  

Pada tahun 1927, Soekarno merasa bahwa ia sudah siap untuk terjun ke 

bidang politik secara penuh. Ia melihat bahwa SI mengalami perpecahan akibat 

disusupi gerakan komunisme oleh PKI, sedangkan PKI (Partai Komunis Indonesia) 

sebagai organisasi revolusioner yang radikal tengah mengalami represi dari 

Pemerintah Hinda Belanda akibat pemberontakan mereka.242  

 

238Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 90-91.  

239Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 90.  

240Abraham Panumbangan, The Unsencored of Bung Karno: Misteri Kehidupan Sang 

Presiden (Cet. I; Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 12.   

241Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 91.   

242Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 92-95. Embrio PKI 

(Partai Komunis Indonesia) adalah ISDV (Indischee Social –Democratische Vereniging) yang 

didirikan oleh Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet atau Henk Sneevliet (1883-1942) dan 
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Pemimpin-pemimpin politik yang lebih senior dari Soekarno terperangkap 

dalam pola pikir kedaerahan, seperti Budi Utomo yang diisi kalangan priyayi 

birokrat yang Jawa sentris, Jong Java, Jong Sumatranen Bond, atau ikatan 

keagamaan seperti Jong Islamiten Bond. Hanya Tjokroaminoto dan Hajji Agoes 

Salim yang telah berfikir dalam kerangka Nasionalisme lebih luas.243 

Pada saat yang sama, kaum intelektual muda berfikir sudah saatnya 

membentuk organisasi politik berbasis Nasionalisme yang akan mempersatukan 

semua pergerakan rakyat Indonesia. Mohammad Hatta (1902-1980), Ketua PI 

(Perhimpunan Indonesia) di Belanda pada tahun 1926 telah menganjurkan agar di 

 
Adolf Baars (1892-1942) yang berorientasi Leninisme-Marxisme di Semarang. Pada tahun 1915, 

Sneevlet bertemu dengan Semaoen (1899-1917), pemimpin SI Cabang Semarang lalu menjadi 

murid Sneevlet dan propagandis komunis yang gigih. Semaoen melakukan infiltrasi paham 

komunisme pada SI melalui SI Cabang  Semarang dan memperbanyak pengikutnya, bahkan menjadi 

oposisi Tjokroaminoto yang berakibat dipecatnya Semaoen, Raden Darsono Notosudirjo (1897-

1976), Alimin (1889-1964) dan anggota SI lainnya yang sudah terinfiltrasi paham komunisme. Pada 

Kongres ISDV ke-7 maka Semaoen bersama Darsono mengganti ISDV menjadi PKI pada tanggal 

23 Mei 1920. Pada tahun 1926, PKI melakukan pemberontakan kepada Pemerintah Hinda Belanda 

yang menyebabkan aktivis-aktivis PKI ditangkap. 2.000 pemimpinnya di buang ke pengasingan dan 

10.000 simpatisannya dipenjarakan. Lihat Bujrie Latif dan Lembaga Sejarah PKI, Manuskrip 

Sejarah 45 Tahun PKI (1920-1965) (Cet. I; Bandung: Ultimus, 2014), h. 67-70 dan Rus Dharmawan, 

Inkonsistensi Gerakan Radikal Kiri: Praktik Politik Kaum Komunis Di Indonesia (Cet. I; Bantul: 

Kreasi Wacana, 2011), h. 46-54.      

243Nazaruddin Sjamsuddin, “Soekarno: Sebuah Tragedi?” dalam Nazaruddin Sjamsuddin 

(ed.), Soekarno: Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

1988), h. 4. Jong Sumatranen Bond merupakan organisasi pemuda kedaerahan para pelajar Sumatera 

di Batavia yang didirikan pada tanggal 9 Desember 1917, di antaranya Abdoel Moeis (1886-1959), 

Tengkoe Mansoer (1897-1953), dan lain-lain. Mengenai Jong Sumatranen Bond, lihat Edy Suwardi, 

“Jong Sumatranen Bond: Dari Nasionalisme Etnik Menuju Nasionalisme Indonesia (1917-1931), 

Tesis (Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2007), h. 1-102. Adapun Jong 

Islamieten Bond merupakan organisasi pemuda berideologi Islam yang didirikan pada tanggal 1 

Januari 1925 oleh Raden Sjamsurizal di Batavia. Bergabung di dalamnya penuda-pemuda yang 

berasal dari Jawa dan Madura yang umumnya bergabung di Jong Java (Husni, 1998: 1-122). 

Mengenai Jong Islamieten Bond, lihat Dardiri Husni, “Jong Islamieten Bond: A Study of Muslim 

Youth Movement In Indonesia During The Dutch Colonial Era, 1924-1942,” Thesis (Montreal: 

Institute of Islamic Studies McGill Montreal Canada, 1998), h. 1-122. 
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Indonesia dibentuk suatu partai nasional yang berhaluan kebangsaan, radikal, dan 

dapat menggerakkan massa untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka.244  

Ide Hatta dianggap terlalu moderat oleh aktivis Algemene Studieclub karena 

ingin mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur pendidikan dan lebih 

tertarik dengan ide-ide Semaoen dari PKI yang menginginkan perjuangan 

kemerdekaan yang radikal, revolusioner, dan lebih cepat. Pada tanggal 4 Juli 1927, 

Soekarno bersama Tjipto, Mr. Sartono (1900-1968), Iskaq Tjokrohadisoerjo (1896-

1984) dan H.A. Soenarjo (1908-1996) merubah Algemene Studieclub menjadi PNI 

(Persyarikatan Nasiobal Indonesia) dan sekretaris Algemene Studieclub, Soekarno 

ditunjuk sebagai ketuanya.245 Sejak saat itu maka Soekarno muncul sebagai 

pemimpin pergerakan nasional yang berpengaruh. 

Keinginan Soekarno membentuk front persatuan nasional melawan 

Pemerintah Hinda Belanda semakin kuat. Pada akhir bulan September 1927, 

Soekarno diundang berpidato pada Kongres SI di Pekalongan. Ia menyampaikan 

gagasannya tentang front persatuan seperti federasi antara semua organisasi 

pergerakan yang saling bekerjasama untuk membentuk kekuatan agar dapat 

mengajukan tuntutan-tuntutan demi kepentingan bersama kepada Pemerintah 

Hinda Belanda. Gagasannya setujui dan Soekarno begerak cepat, sehingga pada 

tanggal 17 Desember 1927 terbentuklah federasi tujuh partai terbesar, yaitu PNI, SI 

 

244Deliar Noer, Biografi Politik Mohammad Hatta dan Pemikirannya, Jilid I (Cet. I; 

Jakarta: Kompas, 2018), h. 70-73 dan Nazaruddin Sjamsuddin, “Soekarno: Sebuah Tragedi?” h. 4-

6. PI (Perhimpunan Indonesia) atau Indische Vereeniging (Perhimpunan Hinda) berdiri pada tahun 

1908 sebagai tempat berhimpunannya para pelajar Indonesia yang belajar di Belanda. PI meluaskan 

wawasannya pada tanah air Indonesia setelah Ki Hajar Dewantara, Tjipto dan Dekker bermukim di 

Belanda dan mengadakan kontak dengan para aktivisnya. Mengenai PI, lihat Deliar Noer, Biografi 

Politik Mohammad Hatta dan Pemikirannya, Jilid I, h. 38-50.  

245John D. Legge, Sukarno: A Political Biography, h. 110.   
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yang sudah berubah menjadi PSI (Partai Syarikat Islam), Budi Utomo, Pasundan,  

Jong  Sumatranen  Bond,  dan  Indische  Studieclub  pimpinan  Soetomo. Federasi 

ini bernama PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia).246  

Pada akhir Desember 1928, Soekarno menyampaikan bahwa PNI harus 

mengikuti langkah PKI dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara 

radikal, revolusioner, dan lebih cepat. Pada tahun itulah PNI mendeklarasikan 

sebagai partai politik dan menjadi Partai Nasional Indonesia.247  

Aktivitas Soekarno di PNI dan PPPKI dipandang sebagai ancaman oleh 

Pemerintah Hinda Belanda. Ia lalu ditangkap dan dijebloskan ke Penjara Banceuy, 

Bandung, diadili dan dipenjarakan di Sukamiskin. Setelah PNI kehilangan tokoh-

tokoh penggeraknya maka partai tersebut dibubarkan oleh Sartono pada tahun 1930. 

Soekarno lalu menyatakan bergabung dengan Partindo (Partai Indonesia) bentukan 

Sartono yang dipandang sebagai PNI baru.248 Soekarno kembali ditangkap dan 

dibuang ke Ende pada tahun 1934, lalu dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1938. 

Aktivitas dan karir politik Soekarno seketika terhenti. 

Situasi politik berubah cepat pada saat Belanda dikalahkan oleh Jepang. 

Pemerintah Hinda Belanda pada tanggal 8 Maret 1942 menyerah kepada Jepang, 

setelah menghadapi pemblokiran dan ancaman pemboman dari militer Jepang.249  

 

246John D. Legge, Sukarno: A Political Biography, h. 147-149.   

247Nazaruddin Sjamsuddin, “Soekarno: Sebuah Tragedi?” h. 4-5.   

248John D. Legge, Sukarno: A Political Biography, h. 147-149.    

249Mengenai penyerahan Pemerintah Hinda Belanda kepada balatentara Jepang, lihat 

Onghokham, Runtuhnya Hindia Belanda (Cet. III; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h.1-

280.    
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Jepang membutuhkan kerjasama dengan pemimpin-pemimpin rakyat 

Indonesia demi kepentingan pendudukkannya di Indonesia. Jepang sudah lama 

mendapatkan informasi tentang ketokohan Soekarno di kalangan rakyat Indonesia 

dan hendak memanfaatkan pengaruh Soekarno bagi kepentingannya di Indonesia. 

Soekarno dan Hatta lalu dipanggil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang ke Batavia 

yang telah dirubah namanya oleh Pemerintah Pendudukan Jepang menjadi Jakarta. 

Pada tanggal 9 Maret 1942, Soekarno tiba di Jakarta. Ia langsung menghubungi 

Hatta dan Sutan Sjahrir (1909-1966).  Mereka bertemu untuk mendiskusikan 

strategi menghadapi Pemerintah Pendudukan Jepang. Soekarno dan Hatta sepakat 

berkolaborasi dengan Pemerintah Pendudukan Jepang untuk mempercepat 

tercapainya cita-cita kemerdekaan Indonesia, sedangkan Sjahrir menolak untuk 

bergabung dan membentuk jaringannya sendiri.250  

Masa-masa Soekarno dan Hatta bekerjasama dengan Pemerintah 

Pendudukan Jepang merupakan masa-masa yang kontroversial dalam sejarah dua 

tokoh ini. Namun Hering menegaskan bahwa pilihan kedua tokoh ini bekerja sama 

dengan Pemerintah Pendudukan Jepang adalah pilihan realistis pada saat itu 

betapapun kontroversialnya karena Soekarno dan Hatta tidak dapat mengharapkan 

Pasukan Sekutu yang didalamnya  ada Belanda akan mengakui kemerdekaan 

Indonesia.251  

 Pada tanggal 9 Maret 1943, Poetera (Poesat Tenaga Rakjat) dibentuk oleh 

Pemerintah Pendudukan Jepang untuk membantu kepentingan Jepang di Indonesia. 

 

250Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 209-211.    

251Sudiyo dkk., Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia: Dari Budi Utomo Sampai 

Pengakuan Kedaulatan, h. 96.      
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Soekarno diangkat sebagai Ketua dibantu oleh Hatta sebagai wakilnya dengan 

anggota K.H. Mas Mansjur dan Ki Hajar Dewantara.252 Hal paling kontroversial 

adalah Poetera digunakan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang untuk propaganda 

mendukung kepentingan militeristik Jepang di Indonesia, bahkan memobilisir kerja 

paksa rakyat Indonesia terhadap proyek-proyek militer yang melahirkan tenaga 

romusha yang mengakibatkan banyaknya rakyat Indonesia wafat dan kelaparan.253 

Pilihan Soekarno dan Hatta memang realistis, tetapi telah memakan banyak korban. 

Namun jika melawan terhadap Pemerintah Pendudukan Jepang tentu merupakan 

pilihan yang lebih buruk karena akan ditindas dengan kejam dan akan membawa 

korban lebih banyak.  

Jepang sadar bahwa Poetera tidak dapat lagi diandalkan untuk mendukung 

tujuan-tujuannya maka akhirnya Poetera dibubarkan dan digantikan dengan Jawa 

Hokkokai pada tanggal 1 Maret 1944 di bawah pimpinan langsung Gunseikan, 

Kepala Pemerintah Militer Jepang, sedangkan Soekarno diangkat sebagai salah satu 

penasehatnya yang tidak memiliki peran penting.254  

Sebenarnya Soekarno, Hatta dan para pemimpin Indonesia bersikap hipokrit 

pada Pemerintah Pendudukan Jepang untuk menghindari penindasan. Mereka 

membina para pemuda untuk melawan secara sembunyi-sembunyi Pemerintah 

Pendudukan Jepang dalam Gerindom (Gerakan Indonesia Merdeka) di bawah 

pimpinan Chairoel Saleh (1916-1967), Soekarni (1916-1971), dan lain-lain yang 

 

252Sudiyo dkk., Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia: Dari Budi Utomo Sampai 

Pengakuan Kedaulatan, h. 14-15.       

253Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 214-217.     

254Sudiyo dkk., Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia: Dari Budi Utomo Sampai 

Pengakuan Kedaulatan, h. 97.        
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bermarkas di Gedung Menteng 31, Jakarta yang disebut “Asrama Angkatan Baru 

Indonesia.” Ketika gerakan ini diketahui oleh Pemerintah Pendudukan Jepang dan 

dibubarkan maka gerakan ini didirikan kembali oleh Wikana (1914-1966), Soediro 

(1911-1992) dan Mohammad Said (1905-1995).255  

Ketika Jepang menderita kekalahan terhadap Sekutu di banyak front 

pertempuran, maka pihak Jepang semakin banyak memberikan konsesi terhadap 

para pemimpin Indonesia ke arah pemberian kemerdekaan yang sudah lama dicita-

citakan oleh rakyat Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Koiso Kuniaki 

(1880-1950), Perdana Menteri Jepang (1944-1945) dalam Sidang Istimewa 

Teikoku Gikai ke-85 mengumumkan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan 

kepada Indonesia. Janji kemerdekaan ini diumumkan oleh Saiko Shikikan (Kepala 

Staf Tentara Ke-16 Balatentara Jepang yang juga kepala Pemerintahan Pendudukan 

Jepang), Letnan Jenderal Kumashiki Harada (1888-1947) pada tanggal 8 September 

1944 diikuti oleh pengibaran bendera merah putih dan diizinkan pula menyanyikan 

lagu Indonesia Raya.256 Pada tanggal 16 s.d, 18 Mei, pihak Pemerintah Pendudukan 

Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usahja Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia) atau Dokortsu Zyunbi Tyoosakai yang diketuai oleh K.R.T. Radjiman 

Wedyodiningrat (1879-1952). Soekarno termasuk salah satu anggota di 

dalamnya.257  

 

255Sudiyo dkk., Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia: Dari Budi Utomo Sampai 

Pengakuan Kedaulatan, h. 97-98.        

256Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah, Jilid II (Cet. IV; Bandung: Salamadani, 

2012), h. 99-101.  

257Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah, Jilid II, h. 122. 
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Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato di hadapan Rapat Besar 

BPUPKI dan mengemukakan gagasannya tentang dasar negara Indonesia, yaitu: 

kebangsaan Indonesia, interNasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau 

demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan yang disebut Pancasila. Pidatonya 

menjadi sangat legendaris dan diingat oleh bangsa Indonesia sebagai hari kelahiran 

Pancasila.258 Setelah itu, BPUKI membentuk badan ad hoc yang membahas khusus 

rancangan dasar negara Indonesia diketuai oleh Soekarno dengan anggota Haji 

Agoes Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezakkir (1907-1973), 

KH. Wahid Hasjim (1914-1953), Hatta, Alexander Andries Maramis (1897-1977), 

Achmad Soebardjo (1896-1978), dan Mohammad Yamin (1903-1962). Mereka 

dikenal dengan “Panitia Sembilan” dan melahirkan rancangan yang dinamakan 

Piagam Djakarta (Djakarta Charter) pada tanggal 22 Juni 1945 ditambahkan pada 

Pembukaan pada Rancangan Undang-Undang Dasar, yaitu: “Ketuhanan dengan 

mewajibkan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan 

yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia.”  Pada tanggal 7 Agustus 1945, Pemerintah Pendudukan 

Jepang membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau 

Dokoritsu Zyunbi Iinkai dengan mengangkat Soekarno sebagai ketuanya.259  

 

258Mengenai isi lengkap pidato tersebut, lihat Soekarno, “Pidato Soekarno, 1 Juni 1945” 

dalam Iman Toto K. Rahardjo dan Herdianto W.K (eds.), Bung Karno Wacana Konstitusi dan 

Demokrasi: Kenangan 100 Tahun Bung Karno (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2001), h. 17-39.  

259Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah, Jilid II h. 132-137.  
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 Situasi politik dunia kembali berubah. Jepang menyerah tanpa syarat 

kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 setelah dua kota pentingnya 

dibom atom oleh Amerika Serikat, yaitu Kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 

1945 dan Kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Terjadi kekosongan 

kekuasaan (vacum of power) di Indonesia yang segera dimanfaatkan oleh para 

pemuda untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan 

kemerdakaan Indonesia yang terlepas dari bayang-bayang Jepang. Pada tanggal 17 

Agustus 1945 maka Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi di Jalan 

Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Keesokan harinya, PPKI mengadakan rapat luar 

biasa. Undang-Undang Dasar 1945 berhasil ditetapkan menjadi konstitusi R.I. 

dengan merubah teks Pembukaannya, khususnya teks Piagam Jakarta pada sila 

pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.”260   

 

260Sudiyo dkk., Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia: Dari Budi Utomo Sampai 

Pengakuan Kedaulatan, h. 104-116.  Perubahan sila pertama pada teks Piagam Jakarta terkait 

dengan peristiwa yang dialami oleh Hatta pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945. Ia mendapat 

informasi dari seorang perwira Angkatan Laut Jepang bahwa pencantuman kata-kata “. . . dengan 

mewajibkan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menyebabkan mereka yang 

beragama Kristen Protestan dan Katolik di daerah Kaigun Indonesia bagian timur merasa 

terdiskriminasi dalam negara baru yang dibentuk itu, apabila kata-kata tersebut tetap tercantum 

dalam Pembukaan undang-undang dasar. Orang-orang Kristen lebih suka berdiri di luar R.I. apabila 

kata-kata tersebut dipertahankan. Hatta sangat terpengaruh dengan informasi ini tanpa melakukan 

pegecekan lebih lanjut akan kebenarannya, bahkan Hatta mengakui bahwa ia lupa menanyakan 

nama opsir Jepang tersebut. Terdorong oleh motivasi untuk memelihara persatuan dan kesatuan 

yang kuat maka Hatta memanggil wakil-wakil Islam di PPKI, yaitu Ki Bagus Hadikoesoemo (1890-

1954), Tengku Mohammad Hasan (1906-1997), Kasman Singodimedjo (1904-1982) dan KH. 

Wahid Hasyim untuk mendiskusikan masalah tersebut. Pada awalnya, wakil-wakil Islam menolak, 

terutama Hadikoesoemo yang memandang bahwa frase tujuh kata itu hanya berlaku untuk umat 

Islam saja. Hadikoesoemo juga keberatan karena Piagam Jakarta sudah disepakati rumusannya oleh 

BPUPKI, termasuk oleh wakil-wakil yang beragama kristen. Namun Hatta tetap mendesak dan 

berhasil meyakinkan keempat wakil Islam ini lalu melakukan perubahan pada teks Sila Pertama 

Piagam Jakarta menjadi  “Ketuhanan Yang Maha Esa” seperti Pancasila yang dikenal sekarang. 

Belakangan Hatta menyebut nama opsir Jepang tersebut adalah Nishijima, Pembantu Laksamana 

Tadashi Maeda (1898-1977). Deliar Noer, Biografi Politik Mohammad Hatta dan Persatuan Islam, 

Jilid II (Cet. I; Jakarta: Kompas, 2018), h. 66-73. 
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Soekarno kemudian  terpilih  menjadi  Presiden R.I.  dan  Hatta  terpilih  

menjadi  Wakil  Presiden R.I. Jabatan Presiden R.I. merupakan puncak karir politik 

Soekarno yang dijabatnya sampai pada tanggal 22 Februari 1967, setelah 

mandatnya sebagai Presiden dicabut oleh MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara).261  

7. Wafatnya Soekarno 

Sesudah terjadinya peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada sebagai 

Soeharto sebagai pejabat Presiden R.I. pada bulan Maret 1967, maka Soekarno 

menarik diri dari publik. Ia dijadikan tahanan rumah oleh rezim Orde Baru di Istana 

Bogor, lalu dipindahkan ke Wisma Yaso, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta dengan 

penjagaan yang ketat dari militer. Soekarno mulai terserang berbagai penyakit, 

tetapi ia tidak mendapatkan perawatan yang layak, bahkan cenderung diabaikan 

sehingga sakitnya bertambah parah.262  

Pada tanggal  16 Juni 1970, Soekarno dibawa ke RSPAD (Rumah Sakit 

Pusat Angkatan Darat) Gatot Subroto,  Jakarta. Soekarno wafat pada hari Ahad 

pagi, tanggal 21 Juni 1970 pukul 07.00 WIB, setelah koma sejak pukul 04.00 WIB. 

Pada tanggal 22 Juni 1970, jenazah Soekarno diterbangkan ke Blitar, dan 

dikebumikan di sana, tepatnya di Pekuburan Umum Jalan Ir. Soekarno No. 152, 

Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanenwetan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa 

Timur.263  

 

261Mengenai akhir kekuasaan Soekarno, lihat Peter Kasenda, Hari-Hari Terakhir Sukarno 

(Cet. II; Depok: Komunitas Bambu, 2013), h. 1- 255.  

262Peter Kasenda, Hari-Hari Terakhir Sukarno, h. 193-223 dan Roso Daras, Total Bung 

Karno: Serpihan Sejarah yang Tercecer, h. 194-199.   

263Roso Daras, Total Bung Karno: Serpihan Sejarah yang Tercecer, h. 207-2011. 
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B. Karya Tulis dan Transkripsi Pidato Soekarno  

Soekarno merupakan penulis produktif yang menghasilkan karya tulis 

dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dalam bentuk artikel yang ditulis di berbagai 

media massa. Soekarno sebagai aktor politik harus merespon dengan cepat setiap 

kejadian yang menarik perhatiannya, sedangkan respon dan pikirannya ini harus 

segera diketahui oleh masyarakat secara luas untuk mempengaruhi opini publik. 

Tentu hal ini lebih praktis dengan menulis artikel yang dipublikasikan di media 

massa dari pada menulis buku yang memakan waktu lebih lama untuk ditulis dan 

dipublikasikan yang menyebabkan kehilangan momentum dari peristiwa tersebut.  

Mayoritas buku dan artikel Soekarno tentang masalah politik di dalam 

maupun di luar negeri. Ia juga menulis tema-tema lain, seperti pembaharuan Islam, 

sosial, dan ekonomi. Artikel-artikelnya dipublikasikan oleh Majalah Suluh 

Indonesia Muda yang diterbitkan Algemene Studieclub dan PNI di Bandung, 

Majalah Fikiran Ra’jat yang dipimpin oleh Soekarno yang terbit Bandung, Majalah 

Pandji Islam milik Muhammadiyah yang terbit di Medan, majalah Almanak 

Muhammadiyah milik Muhammadiyah yang terbit di Yogyakarta, Koran 

Pemandangan yang terbit di Jakarta, dan Majalah Pembangunan,  

Pidato-pidato Soekarno yang ditranskripsikan telah diterbitkan pula oleh 

berbagai penerbit yang menjadi sumber penting untuk mengakses konsepsi 

Soekarno dalam berbagai hal yang menjadi perhatiannya.  

Buku, artikel dan transkripsi pidato Soekarno di antaranya, yaitu: 

a. Indonesia Menggugat. Buku ini berasal dari pledoi Soekarno yang dibacakan 

pada  sidang pembelaannya di hadapan hakim Landraad Bandung pada tanggal 
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tahun 1930. Soekarno menyampaikan keberatannya atas kolonialisme Belanda 

dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Ia mengklaim Belanda menggunakan 

Indonesia sebagai koloni dan mengeksploitasi rakyat Indonesia. Ia juga 

berpendapat bahwa masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk 

memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan. Indonesia Menggugat 

mencerminkan filosofi dan visi gerakan kemerdekaan Soekarno serta 

menunjukkan upayanya untuk kemerdekaan Indonesia. Buku ini 

menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia yang menyerukan 

kebebasan dan kemerdekaan serta memberdayakan mereka untuk 

memperjuangkan negaranya. 

b. Mencapai Indonesia Merdeka. Buku ini ditulis Soekarno di Pangalengan, 

Bandung pada bulan Maret 1933 untuk membantah pendapat Pieter Johannes 

Veth (1814-1895), guru besar geografi dan etnologi Universitas Leiden, 

Belanda. Veth menyebut bahwa Indonesia sebenarnya tidak pernah merdeka. 

Soekarno menegaskan bahwa Indonesia harus merdeka. Indonesia memiliki 

potensi ekonomi yang dapat dikelola secara mandiri melalui kemerdekaan. 

Soekarno juga menekankan ideologi marheanisme untuk melawan penindasan 

terhadap rakyat dan bangsa. Menurutnya bahwa marheanisme mempersatukan 

rakyat dan melawan kekuasaan kolonial Belanda. Buku ini telah dimasukkan 

sebagai bagian dari tulisan-tulisan Soekarno yang dikumpulkan pada buku Di 

Bawah Bendera Revolusi, Jilid I. 

c. Surat-Surat Islam Dari Ende. Buku ini berasal dari korespondensi antara 

Soekarno di Ende dan Hassan di Bandung dibukukan oleh Hassan atas 
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persetujuan Soekarno dan diterbitkan oleh Persis, Bandung pada tahun 1936. 

Buku ini banyak memuat konsepsi Soekarno tentang pembaharuan Islam, 

termasuk hukum Islam. Soekarno menyerang taklid dan menganjurkan ijtihad. 

Ia menganjurkan adanya perspektif sains dalam memahami ajaran Islam dan 

hukum Islam.  

d. Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia. Buku ini 

berasal dari materi kursus-kursus wanita yang diadakan oleh Soekarno untuk 

menanamkan cinta tanah air semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

Soekarno menggambarkan visinya tentang eksistensi perempuan di Indonesia 

dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan pembangunan bangsa. Dalam 

buku tersebut, Soekarno menekankan peran perempuan sebagai elemen kunci 

dalam pembangunan bangsa. Ia berpendapat bahwa perempuan harus terdidik, 

mandiri secara ekonomi, dan mampu memainkan peran aktif secara sosial. 

Buku ini mencerminkan upaya Soekarno untuk mempromosikan hak-hak dan 

peluang perempuan. Namun karena buku ini ditulis dalam konteks sosial dan 

budaya pada saat itu, mungkin terdapat beberapa perbedaan dari standar hak-

hak perempuan yang berlaku saat ini. Buku tersebut pertama kali terbit pada 

bulan November 1947. 

e. Di Bawah Bendera Revolusi dalam dua Jilid besar. Jilid I memuat 61 tulisan 

Soekarno dalam bentuk artikel, opini, buku, dan surat, sedangkan Jilid II 

memuat 20 transkripsi pidato-pidato Soekarno pada setiap Upacara Peringatan 

Kemerdekaan R.I. setiap tanggal 17 Agustus sejak tahun 1945 s.d. 1964. 

Keduanya yang diterbitkan pertama kali pada tahun pada tanggal 17 Juli 1965. 
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Buku ini didominasi oleh tema-tema politik, seperti  Nasionalisme, perjuangan 

kemerdekaan, persatuan dan kesatuan bangsa, dan lain-lain. Wacana 

keislaman, termasuk hukum Islam juga menjadi perhatian dari tulisan 

Soekarno. Kumpulan artikel-artikel Soekarno dalam buku-buku lainnya 

sebagian besar hanya merupakan seri penerbitan ulang dari artikel-artikel pada 

buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I.  Ada 14 artikel yang mewacanakan 

tentang keislaman dalam buku tersebut, yaitu: 

1) Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, dipublikasikan pada Majalah 

Suluh Indonesia Muda tahun 1926. 

2) Indonesianisme dan Pan-Asiatisme, dipublikasikan pada Majalah Suluh 

Indonesia Muda tahun 1928. 

3) Surat-Surat Islam dari Ende, dipublikasikan dalam bentuk buku oleh 

Persis Bandung tahun 1936 yang lalu dipublikasikan kembali di buku Di 

Bawah Bendera Revolusi Jilid I. 

4) Tidak Pertjaja Bahwa Mirza Gulam Ahmad Adalah Nabi, ditulis di Ende 

pada tanggal 25 November 1936. 

5) Tabir Adalah Lambang Perbudakan: Tabir Tidak Diperintahkan oleh 

Islam, tulisan dalam bentuk wawancara dan dipublikasikan oleh Majalah 

Pandji Islam tahun 1939. 

6) Minta Hukum Jang Pasti Dalam Soal “Tabir”: Surat Terbuka Kepada 

K.H.M. Mansur Ketua H.B. Muhammadijah Jang Baru Ini 

Melangsungkan Kongresnja Ke 29 Di Medan, dipublikasikan oleh 

Majalah Pandji Islam tahun 1939.  
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7) Masjarakat Onta dan Masjarakat Kapal-Udara, dipublikasikan oleh 

Majalah Pandji Islam tahun 1940 

8) Me-“Muda”-kan Pengertian Islam, dipublikasikan oleh Majalah Pandji 

Islam tahun 1940. 

9) Apa Sebab Turki Memisah Agama Dari Negara, dipublikasikan oleh 

Majalah Pandji Islam tahun 1940.  

10)  Islam Sontolojo, Batja: Islam Soontooloojoo, dipublikasikan oleh 

Majalah Pandji Islam tahun 1940. 

11) Der Untergang Des Abendlandes: Jatuhnja Negeri Eropa? 

Dipublikasikan oleh Majalah Pandji Islam tahun 1940. 

12) Bloedtransfusie dan Sebagian Kaum Ulama: Bagaimanakah 

Oorlogsethiek Islam? Dipublikasikan oleh Majalah Pandji Islam tahun 

1941. 

13) Mendjadi Pembantu “Pemandangan”: Soekarno, Oleh ... Soekarno 

Sendiri, dipublikasikan oleh Majalah Pemandangan tahun 1941. 

14) Sekali Lagi: Bloedtransfusie, Satu Surat Terang-Terangan, dan Satu Surat 

Kaleng! MIAI Diharap Mendjelaskan Sikapnja, dipublikasikan oleh 

Majalah Majalah Pemandangan tahun 1941.. 

f. Bung Karno dan Islam: Kumpulan Pidato tentang Islam (1953-1966). Buku 

yang memuat 27 transkripsi pidato Soekarno tentang wacana keislaman pada 

rentang waktu 1953 s.d. 1966 yang dikumpulkan dan diterbitkan oleh dan 

Yayasan Pendidikan Soekarno yang bekerja sama dengan CV. Haji Masagung, 

Jakarta pertama kali pada tahun 1990. Buku-buku Soekarno yang bertemakan 
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Islam yang diterbitkan oleh penerbit lainnya yang berbicara tentang ajaran-

ajaran Islam, pembaharuan Islam, hukum Islam, hubungan Islam dengan 

ideologi-ideologi dunia, hubungan Islam dengan kebangsaan, dan lain-lain 

kebanyakan hanyalah seri penerbitan ulang dari 14 artikel Soekarno yang 

sudah termuat semuanya dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I di 

tambah dengan 27 transkripsi pidato Soekarno pada buku ini.  

g. Bung Karno, Gerakan Massa dan Mahasiswa: Kenangan 100 Tahun Bung 

Karno yang dieditori oleh  Iman Toto K. Raharjo dan Herdianto WK. Dan 

diterbitkan pertama kali oleh Grasindo, Jakarta pada tahun 2001. Buku ini 

memuat 21 transkripsi pidato Soekarno tentang gerakan massa dan mahasiswa. 

Ada beberapa transkripsi pidato tentang masalah keislaman yang tidak 

ditemukan dalam buku-buku Soekarno lainnya yang diberi judul, yaitu: 

Manakala Negara Ini Pecah, Islam Di Indonesia Akan Ikut Menderita, Saya 

Digembleng . . . H.O.S. Cokroaminoto, Sekali Muhammadiyah Tetap 

Muhammadiyah, dan Saya Cinta Sekali Kepada N.U.  

h. Bung Karno dan Tata Dunia Baru: Kenangan 100 Tahun Bung Karno yang 

dieditori oleh  Iman Toto K. Raharjo dan Herdianto WK. Dan diterbitkan 

pertama kali oleh Grasindo, Jakarta pada tahun 2001. Memuat 1 artikel 

Soekarno tentang Indonesia dan Pan-Asiatisme yang sudah dimuat dalam buku 

Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I dan 22 transkripsi pidato Soekarno Di 

antaranya adalah transkripsi pidato Soekarno yang terkenal, Lahirnya 

Pancasila, tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI. 
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i. Bung Karno dan Partai Politik: Kenangan 100 Tahun Bung Karno yang 

dieditori oleh  Iman Toto K. Raharjo dan Herdianto WK. Dan diterbitkan 

pertama kali oleh Grasindo, Jakarta pada tahun 2001. Memuat 14 artikel 

Soekarno tentang masalah perjuangan revolusioner Indonesia yang termuat 

dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I, serta 9 transkripsi pidato 

Soekarno pada berbagai acara partai politik. Ada 2 transkripsi pidato dalam 

buku ini terkait dengan politik Islam, yaitu PSII: Dari Kebangkitan Islam untuk 

Kemerdekaan dan NU: Mencintai dan Melihat Kesatuan. 

j. Bung Karno dan Ekonomi Berdikari: Kenangan 100 Tahun Bung Karno yang 

dieditori oleh  Iman Toto K. Raharjo dan Herdianto WK. Dan diterbitkan 

pertama kali oleh Grasindo, Jakarta pada tahun 2001. Memuat 7 artikel 

Soekarno tentang urgensi kemandirian perekonomian Indonesia yang sudah 

dimuat dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I, serta 10 transkripsi 

pidato yang terkait dengan tema tersebut yang tidak termuat pada buku Di 

Bawah Bendera Revolusi. 

k. Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno yang dieditori Floriberta Aning dan 

diterbitkan pertama kali pada oleh Media Pressindo, Yogyakarta pada tahun 

2015. Buku ini memuat 11 transkripsi dan teks pidato Soekarno pada berbagai 

acara resmi berkaitan pancasila. Keterkaitan antara agama dan negara, 

termasuk Islam juga diwacanakan Soekarno pada buku ini ketika membahas 

Sila Pertama Pancasila. 

l. Revolusi  Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 

1965-Pelengkap Nawaksara yang dieditori oleh Budi Setiyono dan Bonnie 
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Triyana yang diterbitkan pertama kali oleh Serambi, Jakarta pada tahun 2014. 

Buku ini memuat 62 transkripsi dan teks pidato Soekarno pada akhir masa-

masa jabatannya sebagai Presiden R.I., yaitu kurun waktu tahun 1965 s.d. 1967.  

Soekarno pernah menerjemahkan sebuah buku berbahasa Inggris ke bahasa 

Indonesia yang menceritakan biografi ·Abd al-·Azīz bin ·Abd al-Raḥmān al-Sa·ūd 

(1875-1953) dan gerakan Wahhabisme di Jazirah Arabiyah. Ia meminta tolong 

kepada Hassan agar mencarikan penerbit yang mau menerbitkan bukunya tersebut 

yang diperkirakan Soekarno berjumlah 300 s.d. 400 halaman. Soekarno sendiri 

tidak menyebut judul buku aslinya atau pengarangnya.264 Kemungkinan besar buku 

tersebut tidak pernah selesai diterjemahkan oleh Soekarno, sehingga tidak pernah 

dipublikasikan.  

 

 

264Soekarno, “Surat-Surat Islam Dari Ende,” h. 338.   
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BAB III 

HUKUM ISLAM DALAM PERSEPSI SOEKARNO 

 

A. Hukum Islam Dalam Pandangan Sukarno 

Hasto Kristianto menegaskan bahwa tradisi intelektual Soekarno 

merupakan tradisi dialektik. Setiap peristiwa akan direfleksikan oleh Soekarno 

secara kritis dan dialektis dalam hubungan kausalitas, sehingga terbangun nilai-

nilai hidup yang membawa pengaruh dalam konsepsi dan aksinya. Hasto 

menegaskan bahwa metode berfikir Soekarno dibangun dalam rangkaian tesis, 

antitesis, dan sintesis.1  

Hal ini juga terlihat dalam cara Soekarno menggugat implementasi hukum 

Islam pada masanya dengan nalar dialektis, sehingga sejarah implementasi hukum 

Islam dalam kajian Soekarno bukan berjalan secara linier, namun dalam 

kontradiksi-kontradiksi yang terbangun antara tesis, antitesis, dan sintesis. 

Kontradiksi ini diungkap oleh Soekarno untuk mendapatkan jalinan kausalitas 

terjadinya kejumudan dalam pemikiran keislaman, lalu merekonstruksi 

pembaharuannya yang diistilahkannya dengan memudakan pengertian Islam. Akan 

sulit memahami pemikiran Soekarno dalam berbagai aspek jika tidak diletakkan 

dalam nalar dialektisnya.  

Rekonstruksi tentang gugatan Soekarno terhadap implementasi hukum 

Islam dapat diterangkan dalam matriks jaringan kausal sebagai berikut: 

 

1Hasto Kristiyanto, Geopolitik Bung Karno: Progressive Geopolitical Coexistence (Cet. I; 

Bogor: Unhan Press, 2023), h. 43.  
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Gambar 1 

Matriks Jaringan Kausal Gugatan Soekarno Terhadap Implementasi Hukum Islam  

 



 

 

 

 

 

141 

 

 

1. Masa Islam Sejati (Tesis 1) 

Dialektika perkembangan hukum Islam menurut Soekarno dimulai sejak 

masa Rasulullah saw. Ia menyebut Rasulullah saw. sebagai “pembangun 

masyarakat yang maha-maha hebat. Semua hukum yang diadakan oleh Rasulullah 

saw. untuk pembangunan dan pemeliharaan masyarakat termaktup dalam al-Qur'an 

dan sunnah atau hadis.2 Soekarno menyebutnya sebagai Islam sejati yang berlaku 

universal dan tidak akan berubah sepanjang zaman.3   

Soekarno membagi masa Rasulullah saw. menjadi dua bagian, yaitu periode 

Mekkah dan periode Madinah yang saling terintegrasi. Periode Mekkah disebutnya 

sebagai “persediaan masyarakat” karena menanamkan tauhid, rukun iman, 

keluhuran moral, kecintaan kepada sesama manusia untuk membangun 

persaudaraan, keikhlasan, berani membela yang benar, mencintai orang miskin, dan 

takut akan azab neraka yang menjado fundamen bagi pembangunan masyarakat. 

Sedangkan periode Madinah disebutnya sebagai “pelaksanaan masyarakat” karena 

wahyu banyak berbicara tentang tata laksana pembinaan kemasyarakatan yang akan 

membentuk “sunnah kemasyarakatan” untuk memberikan petunjuk tentang 

 

2Soekarno, “Masjarakat Onta dan Masjarakat Kapal-Udara,” dalam K. Goenadi dan H. 

Muallif Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah 

Bendera Revolusi, 1965), h. h. 483. 

3Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” dalam K. Goenadi dan H. Muallif Nasution 

(eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965), 

h. h. 370.    
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menyusun dan membangun masyarakat. Di Madinah inilah Rasulullah saw. 

memiliki kekuasaan negara dan mendirikan sistem kemasyarakatannya.4  

Pada saat Rasulullah saw. masih hidup maka beliaulah yang menjadi pusat 

orientasi spiritual Islam sebagai seorang utusan Allah Swt., pemimpin keagamaan, 

sekaligus interpretator wahyu paling otoritatif, bahkan menjadi sumber rujukan 

dalam setiap dimensi problematika keagamaan yang muncul pada masanya. 

Berbagai masalah yang muncul akan direspon oleh wahyu, atau oleh putusan-

putusan Rasulullah saw. Pemikiran Islam semuanya bersumber pada otoritas 

tunggal yang dipegang oleh Rasulullah saw. sebagai nabi dan rasul.5  

Rasulullah saw. lalu mewariskan kepada umatnya Islam yang menerangi 

peradaban manusia yang disebut Soekarno sebagai api Islam yang bersemayam 

dalam prinsip-prinsp Islam.6 Dalam konteks hukum Islam,  api Islam berupa syariat 

yang termaktup dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah yang ditransmisikan dari 

generasi ke generasi.  

1. Masa Islam Glory (Tesis 2) 

Dialektika perkembangan hukum Islam terjadi pada tahap selanjutnya. 

Menurut Soekarno bahwa Islam sejati pasca Rasulullah saw. telah berevolusi 

menjadi syariat, berupa kumpulan hukum yang bersifat universal untuk mengatur 

 

4Soekarno, “Masjarakat Onta dan Masjarakat Kapal-Udara,” dalam K. Goenadi dan H. 

Muallif Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah 

Bendera Revolusi, 1965), h. 484-485.  

5T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh (Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 

h. 41-43.   

6Soekarno, “Islam adalah Agama Perbuatan: Amanat pada Peringatan Nuzulul Qur’an Di 

Istana Negara, Jakarta, 10 Januari 1966,” Bung Karno dan Islam: Kumpulan Pidato tentang Islam 

1953-1966 (Cet. I; Jakarta: Haji Masagung dan Inti Idayu Press, 1990), h. 198.   
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manusia.7 Dalam konteks nalar dialektika bahwa evolusi Islam sejati menjadi 

syariah dapat disebut sebagai tesis 1. 

Menurut Soekarno bahwa masyarakat tidaklah pasif, namun senantiasa 

berkembang. Terjadi konflik antara syariah dengan perkembangan masyarakat yang 

senantiasa berganti corak sosio-kulturalnya. Semakin besar perubahan masyarakat 

maka semakin besar pula konflik dengan syariat.8  

Dalam nalar dialektika maka perubahan masyarakat seperti yang dimaksud 

oleh Soekarno telah menjadi antitesis dari syariat Islam yang bersifat tetap. Segala 

sesuatu memiliki sifat panta rei, sehingga segala sesuatu berubah. Panta rei 

masyarakat diantisipasi bukan dengan merubah syariat sebagai Islam sejati, tetapi 

merubah pengertian-pengertiannya terhadap syariat.9 Upaya merubah pengertian-

pengertian terhadap syariat ini dalam nalar dialektika merupakan sintesis antara 

syariat yang bersifat tetap dengan masyarakat yang berubah-ubah. Ketika umat 

Islam bisa melakukan itu maka akan mendorong kemajuan Islam karena Islam 

mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Hal ini terjadi pada era Islam Glory 

ketika umat Islam masa pasca Rasulullah saw. melakukan ijtihad.10  

Eksplanasi Soekarno ini secara singkat dapat menggambarkan elan vital 

ijtihad pasca Rasulullah saw. yang disebutnya Islam Glory. Setelah wafatnya 

Rasulullah saw. maka wahyu pun terhenti dan umat Islam tidak bisa lagi 

 

7Soekarno, “Masjarakat Onta dan Masjarakat Kapal-Udara,” h. 486. 

8Soekarno, “Masjarakat Onta dan Masjarakat Kapal-Udara,” h. 486.   

9Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 370-371.     

10Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," dalam K. Goenadi dan H. Muallif Nasution 

(eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965), 

h. 334.    
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berkonsultasi dengan Rasulullah saw. untuk mengadukan problem-problem hukum 

mereka dan meminta jawabannya. Padahal problem-problem hukum senantiasa 

bermunculan yang memerlukan jawaban hukum yang tuntas. Problem ini ditambah 

dengan gelombang Islamisasi yang menjadikan pemeluk Islam yang baru semakin 

bertambah. Mereka mendatangi para sahabat untuk meminta fatwa-fatwa hukum 

karena merekalah yang dipandang lebih mengetahui tentang masalah keislaman 

disebabkan intensitas pergaulan mereka dengan Rasulullah saw. Para sahabat 

kemudian berijtihad untuk memecahkan problem hukum tersebut.11  

 Tidak semua para sahabat berfatwa dalam masalah hukum Islam karena 

kedalaman keilmuwan mereka berbeda-beda antara satu sama lain. Hanya mereka 

yang menghafal dan memahami al-Qur’an dan hadis, mengetahui asbāb al-nuzūl 

(latar belakang historis turunnya ayat),  asbāb al-wurūd (latar belakang historis 

lahirnya suatu hadis) dan belajar secara intensif kepada Rasulullah saw. yang 

banyak berfatwa. Ketika mereka pindah ke daerah lain maka mereka menjadi guru-

guru bagi para tabi·īn yang melanjutkan transfer keilmuwan.12 Di antara mereka 

yang menjadi mufti pada berbagai daerah hukum Islam, yaitu:13  

a.  Di Madinah, yaitu Za·īd bin Ṡabit (w. 45 H.), Ubay bin Ka·āb (w. 29 H.), 

·Abdullah   bin ·Umar (w. 73 H/692 M) dan Sitti ·Ā’isyah Umm al-Mu'minīn 

(w. 58 H/678 M). 

b.  Di Mekkah, yaitu ·Abdullah bin ·Abbās (3 s.H/68 H). 

 

11Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Cet. II; Jakarta: Logos, 

1999), 28-29.  

12T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Jilid I (Cet. VI; Jakarta: Bulan 

Bintang, 1980), h. 72. 

13T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, h. 44-45.  
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c.  Di Kufah, yaitu ·Alī bin Abī Ṭālib  (w. 40 H/661 M.)  dan ·Abdullah bin Mas·ūd 

(w. 32 H/650 M). 

d.  Di Basrah, yaitu : Abū Mūsā al-Asy·ārī (w. 52 H/665 M). 

e. Di Syam, yaitu : Mu·āż bin Jabāl (18 H/639 M) dan ·Ubadah bin Ṣāmiṭ (34 H/655 

M). 

f. Di Mesir, yaitu ·Abdullah bin ·Amr bin al-·Aṣ (43 H/664 M). 

 Sumber-sumber hukum yang menjadi para sahabat berijtihad, yaitu : al-

Qur’an, hadis, dan maksimalisasi penggunaan rasio yang berkembang menjadi 

qiyas, dan konsensus di antara para sahabat yang berkembang menjadi ijma’.14  

Pembaruan pemikiran hukum Islam untuk pertama kalinya berlangsung 

secara revolusioner dan signifikan karena otoritas untuk berfatwa dan merumuskan 

hukum tidak dipegang oleh satu orang saja seperti masa Rasulullah saw., namun 

pada banyak orang yang memiliki kemampuan berijtihad. Sejak saat itu, dikenal 

otoritas mufti yang memberi fatwa kepada orang lain. 

Hal ini terus berlangsung sampai era tabi·īn dan tabi· al- tabi·īn yang 

berpuncak pada para imam mazhab yang melahirkan mazhab-mazhab hukum 

Islam. Kehadiran mazhab-mazhab ini merupakan suatu pembaharuan pemikiran 

kedua yang signifikan pada era klasik karena dari mazhab-mazhab inilah pemikiran 

hukum Islam dalam dikodifikasi secara sistematis, baik dari aspek metodologi 

hukum Islam (uṣuliyyah) maupun aspek praksisnya (fiqhiyyah). 

 

14Muḥammad Khuḍari Bek, Tārikh Tasyrī· al-Islāmī, terj. Pakih Sati, Sejarah Hukum 

Islam (Cet. I; Bandung: Nuansa Aulia, 2009), h. 133-136.  
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Kata mazhab secara etimologi berasal dari kata żahaba (fi·il māḍī); yażhabu 

(fi·il muḍāri·); żahaban  żuhūban atau mażhaban (maṣdar) yang bermakna berjalan, 

pergi atau melalui. Makna literal mażhab yang bentuk jamaknya adalah mażāhib 

adalah jalan pemikiran (scholarship) atau keyakinan (belief).15 Secara terminologi, 

mazhab khususnya dalam bidang fikih dapat didefinisikan adalah pendapat 

perseorangan terhadap pemahaman naṣ atau pendapat perseorangan tentang upaya 

penemuan hukum terhadap suatu kejadian (waqī·ah) yang ada, kemudian diikuti 

oleh orang lain atau murid-muridnya yang jumlahnya semakin banyak sehingga 

terbakukan menjadi aliran fikih yang memiliki metodologi dan pendapat hukum 

tersendiri.16  

 Definisi ini menunjukkan evolusi terbentuknya mazhab dalam hukum Islam 

yang dimulai dari pendapat perseorangan, kemudian diikuti oleh orang banyak dan 

akhirnya terbakukan. Pendapat perseorangan tersebut muncul dari adanya 

pemahaman terhadap naṣ. Wajar jika mazhab fikih dinisbatkan kepada imamnya 

sebagai rujukannya, antara lain:17  

1. Mazhab Ja·farī  yang  dinisbatkan  pada  pendirinya,  yaitu  Ja·far  bin  

Muḥammad al-Baqīr bin Zainal ·Abidin bin Ḥusayn bin ·Alī bin Abī Ṭālib atau 

Imam Ja·far al-Ṣādiq (80-148 H/699-765 M.). 

 

15Louis Ma’lūf,  al-Munjīd Fī al-Lugah wa al-A·lām, Jilid I (Cet. XLIX; Beirut: Dār al-

Masyriq, 2017), h. 240.  

16A. Qodri Azizy, Reformasi Bermadzhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintific-

Modern (Cet. I; Jakarta: Teraju, 2003), h. 17.   

17Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, h. 34-36. 
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2. Mazhab Zaydiyyah yang dinisbatkan pada pendirinya, yaitu Zayd bin ·Alī 

Zainal ·Abidin bin Ḥusayn bin ·Alī bin Abī Ṭālib atau Imam Zayd bin ·Alī 

Zainal (80-122 H/699-736 M.) 

3. Mazhab Ḥanāfī yang dinisbatkan pada pendirinya, yaitu Abū Ḥanifah Nu·mān 

bin Ṡābit bin Zufi al-Tamimi (80-150 H/699-767 M.) 

4. Mazhab Mālikī yang dinisbatkan pada pendirinya, yaitu Mālik bin Anas  bin 

Abī Amir al-Aṣbahānī atau Imam Mālik (93-179 H/712-795 M.)  

5. Mazhab  al-Syāfi·ī  yang  dinisbatkan  pada  pendirinya,  yaitu  Muḥammad  

bin  Idris al-Quraysyī al-Hasyimī bin al-·Abbās bin ·Uśmān bin al-Syāfi·ī atau 

Imam al-Syāfi·ī (150-204 H/769-820 M.) 

6. Mazhab  Ḥanbalī  yang  dinisbatkan  pada  pendirinya, yaitu Abū ·Abdullah 

Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Ḥilāl al-Syaybanī atau Imam Aḥmad  

bin Ḥanbal (164-241 H/780-855 M.) 

7. Mazhab Ẓahiriyyah yang dinisbatkan pada pendirinya, yaitu Abū Sulayman 

Dāwūd ·Ālī al-Iṣfahānī al-Ẓahirī atau Imam Dāwud al-Ẓahirī (202-270 H). 

8. Mazhab ·Ibadiyyah yang dinisbatkan pada pendirinya, yaitu Abū Sya·ṡa al-

Tabi·i Jabir bin Zayd atau Imam Jabir bin Zayd  (w. 93 H/711 M) dan 

·Abdullah bin ·Ibad al-Tami atau Imam ·Ibad  (w. 80 H.).  

9. Mazhab al-Awzā·ī yang dinisbatkan pada pendirinya, yaitu Abū Amr 

·Abdurraḥmān bin Muḥammad al-Dimasyqī atau Imam al-Awzā·ī (88-157 H.)  

10. Mazhab al-Ṡawrī yang dinisbatkan pada pendirinya, yaitu Abū ·Abdillah 

Sufyān bin Sa·ad al-Ṡawri al-Kūfī atau Imam al-Ṡawri (w. 161 H.). 
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11. Mazhab al-Layṡī yang dinisbatkan pada pendirinya, yaitu Abū al-Ḥariś al-

Layṡī bin Sa·ad al-Fahmī (w. 175 H.). 

12. Mazhab al-Ṭabarī yang dinisbatkan pada pendirinya, yaitu Abū Ja·far 

Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī atau Imam al-Ṭabarī (244-310 H.). 

 Setiap mazhab fikih memiliki karakteristik tersendiri dalam metodologi 

hukum dan interpretasi terhadap naṣ yang mempengaruhi lahirnya fatwa hukum 

yang sering kali berbeda dalam satu masalah. Pluralitas fatwa hukum ini 

menunjukkan dinamika dan produktivitas para fuqaha sebagai juris Islam dalam 

mereproduksi produk-produk hukum yang sesuai dengan tantangan zamannya. 

Soekarno menyebut mazhab-mazhab fikih ini dengan aliran pemikiran atau school 

of thought yang harus diberlakukan sebagai aliran pemikiran, bukan Islam itu 

sendiri (just only a school of thought, that is not real Islam).18 Dalam nalar 

dialektika, mazhab-mazhab fikih merupakan hasil sintesis antara syariat Islam 

dengan perubahan-perubahan masyarakat di masa itu yang berubah di kemudian 

hari menjadi tesis 2.  

2. Masa Taklid (Antitesis) 

Menurut Soekarno bahwa umat Islam mengalami kecelakaan besar ketika 

para ulama melakukan penutupan pintu ijtihad, menganjurkan taklid, dan 

menyerukan berhenti menggali dan menyelidiki lagi wacana keislaman.19 Dengan 

kata lain, penutupan pintu ijtihad dalam nalar dialektika adalah antitesis terhadap 

 

18Soekarno, “Islam adalah Agama Perbuatan: Amanat pada Peringatan Nuzulul Qur’an Di 

Istana Negara, Jakarta, 10 Januari 1966.” h. 199.    

19Soekarno, “Agama dan Ilmu Satu: Pidato pada Pembukaan Fakultas Hukum Islam 

Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, Sala, 2 Oktober 1958," Bung Karno dan Islam: Kumpulan 

Pidato tentang Islam 1953-1966 (Cet. I; Jakarta: Haji Masagung dan Inti Idayu Press, 1990), h. 33.   
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kemajuan Islam di masa Islam glory. Penutupan pintu ijtihad berimplikasi langsung 

bagi kemunduran Islam, antara lain:  

a. Kehidupan Berorientasi Fikih (Fikih Oriented) 

 Kehidupan berorientasi fikih merupakan cara pandang yang menjadikan 

fikih sebagai pusat religiusitas. Seolah-olah jika aturan-aturan lahiriah dalam fikih 

sudah dikerjakan maka tuntunan agama sudah dipenuhi. Fikih seakan-akan menjadi 

satu-satunya tiang keagamaan. Soekarno menegaskan bahwa dirinya bukanlah 

pembenci fikih karena masyarakat tidak dapat berdiri tanpa adanya hukum-hukum 

fikih. Namun Soekarno tidak menyukai jika religiusitas Islam hanya semata-mata 

dilihat dari aspek fikih saja.20  

 Kehidupan yang berorientasi fikih hanya akan menampilkan sisi beragama 

yang legal formal yang bisa diselewengkan dalam aplikasinya. Soekarno 

mencontohkan dua kasus ketika religiusitas Islam hanya dilihat dari aspek-aspek 

fikih yang legal formal. 

Kasus Pertama, pemerkosaan guru agama Islam terhadap murid-murid 

perempuannya dengan modus pemahraman. Soekarno membaca dalam Majalah 

Pemandangan, terbitan 8 April 1940 tentang kasus seorang guru agama 

dipenjarakan karena memperkosa murid-murid perempuannya, bahkan salah 

seorang murid tersebut masih kecil. Guru agama ini mengaku secara batiniah 

berbicara dengan Rasulullah saw., lalu diajarkan dzikir khusus setiap malam Jumat. 

Supaya murid-muridnya ini dikenal oleh Allah Swt., maka mereka diminta 

 

20Soekarno, “Islam Sontolojo, Batja: Islam Soontooloojoo,” dalam K. Goenadi dan H. 

Muallif Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah 

Bendera Revolusi, 1965), h. 494-495.   
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beramai-ramai menyebut “saya muridnya kyai anu.” Murid laki-laki dan 

perempuan diajar secara terpisah, yaitu murid laki-laki di langgar, sedangkan murid 

perempuan di rumah. Semua murid perempuan diminta menutup aurat sampai 

menggunakan cadar karena tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan 

mahramnya. Supaya murid perempuan dapat diajar oleh guru agama ini maka 

semua murid perempuan harus “dimahrami” oleh guru agama ini dengan dinikahi 

olehnya. Jika murid perempuan memiliki suami maka suaminya akan menjatuhkan 

talak tiga, dan karena telah jatuh talak tiga maka secara fiqhiyyah merupakan ṭalaq 

al-bā’in al-al-kubrā, sehingga isterinya akan menjadi halal kalau menikah dengan 

orang lain dan berjimak dengan suami barunya. Perempuan yang sudah ditalak itu 

akan dinikahi oleh guru agama ini. Sedangkan jika murid perempuannya gadis atau 

janda maka langsung dinikah oleh guru agama itu.21 Argumentasi hukum Islam 

perkawinan Islam (fiqh al-munākaḥāt) jelas-jelas telah disalahgunakan oleh guru 

agama tersebut untuk melegitimasi praktek pelecehan seksual yang menjurus pada 

pemerkosaan, sehingga seolah-olah praktek tersebut dibenarkan oleh hukum Islam.  

Kasus kedua, penghalalan  riba  dengan  modus  jual  beli.  Jika  seorang  

debitor  hendak  berhutang f. 100,- dan menyanggupi membayar f. 120,- pada akhir 

bulannya, maka debitor akan mengambil barang milik kreditor, misalnya sehelai 

kain, jam, cincin atau lainnya dan debitor akan membeli barang tersebut seharga f. 

120,- . Kreditor akan berkata kepada debitor untuk tidak usah membayar barangnya 

itu secara kontan, tetapi dibayar secara kredit diakhir bulan seharga f. 120. Setelah 

terjadi persetujuan maka kreditur akan membeli kontan barangnya seharga f. 100,- 

 

21Soekarno, “Islam Sontolojo, Batja: Islam Soontooloojoo,” h. 493-494.    
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. Akad yang tercipta bukan lagi akad hutang-piutang, tetapi akad jual beli yang sah 

secara fiqhiyyah.22 Dalam konteks fikih, jual beli seperti ini disebut bay· al-ajal 

atau bay· al-·inah atau jual beli kredit, tetapi telah dipraktekkan secara menyimpang 

untuk menjustifikasi bunga hutang. Imam al-Syāṭibī (w. 790 H/1388 M.) menyebut 

hal ini sebagai metode melipatgandakan hutang tanpa sebab sehingga menjadi riba 

yang terlarang.23  

Soekarno menyebut praktek fikih yang hanya mementingkan legal formal 

seperti ini dengan sebutan “Islam sontoloyo” yang menghalalkan sesuatu dengan 

memanfaatkan legalitas formal fikih, sehingga seakan-akan mau bermain kucing-

kucingan dengan Allah Swt.24  

Praktek manipulasi hukum Islam seperti yang disebutkan Soekarno ini 

dalam fikih dikenal  dengan  nama   ḥīlah   yang  disebutkan  pengertiannya  oleh  

Ibnu  Nujaym  (w. 970 H):  

 25 

Artinya: 

“Suatu solusi atau jalan keluar secara syar’iyyah bagi orang yang 

mendapatkan problematika dalam agama (hukum Islam).” 

 

 Praktek ḥīlah merupakan bentuk manipulasi hukum, baik yang disyariatkan 

maupun tidak disyariatkan untuk menggugurkan suatu hukum atau mengubahnya 

 

22Soekarno, “Islam Sontolojo, Batja: Islam Soontooloojoo,” h. 494.    

23Abū Isḥaq Ibrahīm bin Mūsā al-Syaṭibī al-Mālikī, al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Syarī·ah, Juz 

IV (Beirut: Dār al-Kutub al-·Ilmiyyah, 1411 H/1991 M),  h. 198. 

24Soekarno, “Islam Sontolojo, Batja: Islam Soontooloojoo,” h. 494.     

25Zayn al-·Ābidin bin Ibrāhim bin Nujaym al-Ḥanafī, Gams al-·Uyūn al-Baṣā’ir Syarḥ al-

Asybāh wa al-Naẓa’ir, Juz 1, h. 49. [CD-ROM]. Maktabah al-Syāmilah. Vol. II. Version 2.11.  
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menjadi hukum yang lain baik demi tercapainya tujuan positif maupun negatif.26 

Ḥīlah merupakan indikasi perkembangan fikih yang sudah menjadi sangat legal 

formal, sehingga fikih menjadi tidak searah dengan praktek kehidupan yang 

menjunjung tinggi keimanan, kesalehan, dan keadilan. Hal ini mengundang 

manipulasi fikih agar terlepas dari kewajiban, larangan, atau pun perbuatan haram, 

atau sebaliknya membolehkan perbuatan terlarang yang absah secara fiqhiyyah, 

tetapi sebenarnya sudah melenceng dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.27  

Walaupun tidak semua ḥīlah terlarang dan ulama berbeda pendapat atas 

kebolehannya,28 namun ḥīlah yang dicontohkan oleh Soekarno tersebut jelas-jelas 

menunjukkan manipulasi hukum Islam yang menghalalkan yang haram. Soekarno 

menekankan bahwa fikih oriented hanya akan mendistorsi Islam karena tidak akan 

memuat semua hal berkaitan dengan prinsip-prinsip keislaman, seperti tauhid,  

akhlak, dan kebaktian ruhani kepada Allah Swt., dan lain-lain. Soekarno 

mencontohkan bahwa jika seseorang memakan babi akan mendapat kecaman keras 

dari umat Islam, walaupun hanya sebesar biji asam, bahkan akan dikafirkan. Namun 

jika seseorang menghina orang miskin, memakan hak anak yatim, memfitnah orang 

lain, bahkan berbuat syirik tidak merasa melakukan dosa besar.29  

Fikih yang legal formal bagi Soekarno digambarkan secara metafora akan 

menjadi algojo bagi ruh dan semangat Islam, sehingga akan menciptakan 

 

26Ahmad Wahidi, Manipulasi Hukum Islam: Kajian tentang Latar Belakang dan Subtansi 

Hukum (Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 13. 

27Ahmad Wahidi, Manipulasi Hukum Islam: Kajian tentang Latar Belakang dan Subtansi 

Hukum, h. 50.  

28Ahmad Wahidi, Manipulasi Hukum Islam: Kajian tentang Latar Belakang dan Subtansi 

Hukum, h. 70-110.  

29Soekarno, “Islam Sontolojo, Batja: Islam Soontooloojoo,” h. 497.      
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“masyarakat bangkai” karena mematikan dunia Islam seperti tidak memiliki ruh, 

nyawa, atau api Islam karena umatnya tenggelam dengan kitab-kitab fikih dan dan 

meninggalkan “agama yang hidup.”30  

b. Anti Rasional 

Soekarno menegaskan bahwa taklid menghendaki adanya penerimaan 

produk-produk hukum Islam tanpa perlu dipikirkan kembali. Taklid dengan 

sendirinya akan merantai akal pikiran dan kejeniusan umat Islam, sehingga akan 

mendatangkan kematian bagi akal pikiran.31 Soekarno menggambarkan secara 

metafora dengan berkembangnya taklid dan anti rasional maka dunia menjadi 

laksana bangkai yang hidup karena ada anggapan mustahil melahirkan kembali 

mujtahid seperti imam-imam mazhab. Akhirnya kitab-kitab fikihlah yang dijadikan 

pegangan hidup, bahkan bangun tidur pun dengan kitab fikih dan parukunan.32 

Padahal Islam rasional menurut Soekarno merupakan jawaban untuk mengatasi 

kejumudan pemahaman Islam yang diwujudkan dengan mengembalikan asas-asas 

ajaran Islam pada pertimbangan akal dan melepaskan diri dari kungkungan taklid 

atau paham yang membelenggu kebebasan berfikir.33 

Soekarno lalu mengkritik organisasi-organisasi yang mengusung 

pembaharuan Islam seperti  Muhammadiyah dan Persis yang dalam pengamatannya 

tidak menyuarakan rasionalisme dalam Islam. Organisasi-organisasi pembaharu ini 

dalam melakukan pembaharuan masih terikat secara tekstual pada naṣ. Perbedaan 

 

30Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," h. 328.     

31Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," h. 332.     

32Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," h. 333.     

33Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 376-377.      
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antara kaum pembaharu yang disebut dengan “kaum muda” dengan kaum 

tradisionalis yang disebut “kaum tua” hanya terletak pada pencarian ada atau 

tidaknya dalil al-Quran dan hadis dalam suatu masalah hukum Islam. Kaum tua 

akan memegang setiap keterangan yang diberikan oleh ulama-ulama otoritatif 

sekalipun tidak disokong oleh dalil al-Qur'an dan hadis secara tekstual, sedangkan 

kaum muda hanya akan menerima suatu argumen jika ditunjukkan landasan al-

Qur'an dan hadisnya. Interpretasi terhadap al-Qur'an dan hadis belum rasionalis 

secara 100 %.34  

Posisi kaum muda sebenarnya sama seperti kaum tua yang tidak 

memberdayakan penggunaan rasio dalam menginterpretasikan ajaran al-Quran dan 

hadis. Argumen berdasarkan al-Qur'an dan hadis akan diterima begitu saja, sekali 

pun secara tekstual bertentangan dengan rasio. Padahal penggunaan rasio menurut 

Soekarno bukan berarti menolak al-Qur'an dan hadis, tetapi 

menginterpretasikannya secara rasional agar dapat diterima oleh akal. Menurut 

Soekarno akan sangat wajar jika kaum terpelajar pada masanya tidak bersimpati 

terhadap Islam karena kaum pembaharu di Indonesia sekali pun kurang mampu 

menginterpretasikan Islam secara rasional. Jika hal ini terus bertahan dengan sikap 

anti rasionalisme atau anti intelektualisme maka kaum terpelajar sampai kiamat 

tidak bersimpati dengan Islam.35 

 

34Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 398.       

35Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 398.       
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Kritik Soekarno terhadap implementasi pembaharuan hukum Islam tepat 

karena ini paradigma hukum Islam memang sangat terikat pada teks dengan 

menjadikan teks sebagai acuan kebenaran tertinggi, khususnya al-Qur'an dan hadis.  

Ḥassan Ḥanafi menyatakan bahwa peradaban Islam berbeda dengan 

peradaban Eropa. Peradaban Eropa terbentuk melalui proses sejarah yang 

berdialektika dengan ruang dan waktu, sedangkan peradaban Islam dikonstruk oleh 

materi yang telah terbakukan dalam teks, khususnya al-Qur'an dan Sunnah Semua 

fakta dan problem hukum yang muncul harus ditundukkan di bawah teks.36  Teks 

menjadi otoritas doktrinal, sehingga realitas harus ditundukkan di bawah teks. 

Ruang kreativitas manusia di luar teks tidak diizinkan karena dianggap akan 

menghancurkan sakralitas teks yang harus dipelihara.  

Problem ini semakin krusial karena interpretasi terhadap teks yang dianggap 

paling benar adalah interpretasi harfiah terhadap teks al-Qur'an dan hadis dalam 

melakukan penggalian (istinbaṭ) hukum. Ijtihad dimaknai bukan penggalian 

hukum, namun hanya menerapkan hukum dari teks-teks al-Qur'an dan hadis yang 

otoritatif, termasuk pula teks kitab-kitab klasik yang ditulis oleh ulama. Padahal 

fakta hukum menunjukkan bahwa menjadikan teks sebagai sumber dominan dalam 

menundukkan fakta  hukum  sangat  tidak  memadai  dalam  mengembangkan  

wacana  hukum Islam karena kasus-kasus hukum yang baru berkembang tanpa 

batas sedangkan al-Qur'an dan hadis bersifat terbatas. 

 

36Ḥassan Ḥanafi, Muqaddimah fī ·Ilm al-Istigrāb  (Kairo:  Mu'assasah  al-Jāmi·ah  al-

Dirāsah wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 1992),  82.  
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 Bukan berarti teks al-Qur'an dan hadis sebagai sumber paling otoritatif dalam 

hukum Islam dienyahkan sama sekali karena akan menghilangkan esensi hukum 

Islam yang memiliki sisi spiritualitas, sakral, transendental dan eskatologis. 

Menyingkirkan teks dalam wacana hukum Islam sama artinya membunuh sisi yang 

paling terpenting dalam hukum Islam dan merubah watak hukum Islam itu sendiri. 

Namun menerapkan makna teks secara taken for granted sama artinya menjadikan 

teks sebagai dogma yang tidak bisa berinteraksi dengan perubahan zaman, sehingga 

hukum Islam kehilangan sifat adaptabilitasnya yang sangat diperlukan untuk tetap 

eksis di era kontemporer. Kungkungan otoritas teks dalam paradigma hukum Islam 

juga menyebabkan tidak berkembangnya metodologi istinbaṭ hukum. 

 Paradigma baru hukum Islam semestinya menampilkan interpretasi teks 

yang lebih luas memberikan tempat bagi interaksinya terhadap realitas. Hal ini tentu 

mengisyaratkan adanya ruang baru bagi pengembangan rasio sebagai interpretator 

untuk melengkapi sisi interpretasi otoritas teks yang doktrinal.  

c. Berkembangnya Hadis Ḍa·īf dan Mawḍū· 

Berkembangnya hadis ḍa·īf dan mawḍū· bagi Soekarno memperburuk era 

taklid dan mendatangkan kerusakan dalam Islam. Kemunduran Islam juga 

disebabkan adanya hadis-hadis ḍa·īf dan mawḍū· yang lebih laku dari ayat-ayat al-

Qur'an. Hal ini tentu dikarenakan tertutupnya pintu ijtihad, sehingga penelitian 

terhadap hadis-hadis juga terabaikan.  

Salah satu hadis yang dicontohkan Soekarno adalah  hadis: “Dunia bagi 

orang Serani (Nasrani), sedangkan akhirat untuk orang muslim.”37 Hadis ini tidak 

 

37Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," h. 326.      
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dapat dilacak matan, sehingga hal ini dapat dipastikan bukanlah hadis. Melegitimasi 

ucapan ini sebagai hadis tentu akan sangat berbahaya karena menyerahkan urusan-

urusan keduniaan kepada kaum nasrani untuk menguasainya, sedangkan umat 

Islam hanya berharap untuk kehidupan akhirat. Kemungkinan besar ucapan tersebut 

adalah pemaknaan dari hadis ini: 

صلى الله عليه وسلم 

38 

Artinya: 

Dari Abū Hurayrah ra. ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Dunia 

adalah penjara bagi kaum beriman dan syurga bagi orang kafir.”  

 

 Hadis  ini  bukan  bermakna  untuk  meninggalkan  sepenuhnya  urusan  

keduniaan dan  menyerahkannya untuk  dikelola  orang-orang kafir.  Imam al-

Nawāwī (631-676 H) menginterpretasikan hadis ini adalah setiap orang mukmin 

dalam keadaan terkekang dan dihalangi di dunia dari keinginan-keinginan yang 

haram dan makruh. Mereka diwajibkan untuk melakukan ketaatan yang sulit. Pada 

saat orang mukmin wafat maka mereka beristirahat dari semua itudan mereka 

beralih kepada yang telah disedikan oleh Allah Sw. berupa kenikmatan yang abadi 

dan kebebasan yang murni dari segala kekurangan di syurga. Sedangkan bagi orang 

 

38Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz IV, Muḥammad Fu’ād ·Abd al-

Bāqī (ed.) (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-·Arabī, t.th.), hadis no.2956, dalam al-Maktabah al-

Syāmilah, Version 2.11, Ed. II, [CD ROM], Shamela;  Abū  ·Īsā  Muḥammad  bin  ·Īsā  bin  Ṡawrah  

al-Tirmiżī  al-Sulamī,  Sunan al-Tirmiżī, IX, Aḥmad Muḥammad Syākir (ed.) (Mesir: Mawqi· 

Wizārāh al-Awqāf al-Miṣriyyah, t.th.), hadis no. 2324,  dal-Maktabah al-Syāmilah, Version 2.11, 

Ed. II, [CD ROM], Shamela; Abu ·Abdullāh Muḥammad bin Yazīd bin ·Abdullāh bin Mājah al-

Quzwaynī, Sunan Ibnu Mājah, Juz II, Muḥammad Fu’ād ·Abd al-Bāqī (ed.) (Beirut: Dār Fikr, t.th.), 

hadis no. 4113, dalam al-Maktabah al-Syāmilah, Version 2.11. Ed. II, [CD ROM], Shamela; dan 

Abu ·Abdullāh  Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, Juz II (Kairo: 

Mu’assah Qurṭubah, t.th.), hadis no. 8272 dalam al-Maktabah al-Syāmilah, Version 2.11, Ed. II, 

[CD ROM], Shamela. 
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kafir maka mereka hanya mendapatkan sebagian kecil kenikmatan dunia yang 

sebanding dengan sedikitnya dan takdir mereka terhadap kesulitan. Ketika mereka 

meninggal maka mereka menghadapi  siksaan  yang  abadi  dan keadaan yang 

sangat sengsara selamanya.39 Hadis ini tidak ada kaitannya dengan penyerahan 

urusan keduniaan kepada kaum kafir yang telah diinterpolasi menjadi Nasrani.  

d. Padamnya Api Islam  

Era taklid yang menjadikan kehidupan umat Islam berorientasi fikih, anti 

rasionalis serta terkontaminasi dengan hadis-hadis ḍa·īf dan mawḍū· 

mengakibatnya api Islam dipadamkan oleh umat Islam sendiri dan hanya 

mendapatkan “abu dan asapnya.” Abu dan asap merupakan term Soekarno sebagai 

antitesis dari term api Islam untuk memberikan metafora kegagalan dalam 

menangkap subtansi, prinsip atau semangat Islam yang dapat mentransformasikan 

sejarah peradaban manusia lebih maju dan terus mencapai kemajuan.40 Hukum 

Islam akhirnya muncul dalam bentuk ajaran-ajaran parsial yang hampir tidak bisa 

membedakan agama dan budaya.  

Soekarno mencontohkan munculnya gejala pertama yang ia sebut sebagai 

Hadramautisme, yaitu suatu pemberian keistimewaan dan penghormatan terhadap 

kaum sayyid dan habib yang diyakini merupakan keturunan Rasulullah saw. yang 

berasal dari Hadramaut, suatu wilayah di sebelah timur daya Yaman. Soekarno 

 

39Abū Zakariyā Yaḥyā bin Syarif al-Nawawī, Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim li al-Nawawī, Juz XVIII, 

Hādī al-Ḥāj dan Imād Zakī al-Bārūd (eds.) (Cet. V; Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2014), h. 

62.  

40Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," h. 490 dan Soekarno, “Agama dan Ilmu Satu: 

Pidato pada Pembukaan Fakultas Hukum Islam Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, Sala, 2 Oktober 

1958," ," Bung Karno dan Islam: Kumpulan Pidato tentang Islam 1953-1966 (Cet. I; Jakarta: Haji 

Masagung dan Inti Idayu Press, 1990), h. 33-34. 
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menganggap hal ini sebagai bentuk dari aristokrasi dan pengkeramatan manusia 

yang tidak ada dalam ajaran Islam, bahkan bertentangan dengan tauhid.41  

Gejala kedua menurut Soekarno adalah menganggap tanda kesalehan 

dengan menggunakan surban dan celak mata, mencintai kemenyan, menunggang 

onta, dan ekspresi budaya lainnya. Menurut Soekarno, pemahaman Islam seperti ini 

hanya akan memperoleh abu dan asap, bukan apinya Islam.42 Soekarno sangat 

menentang pemikiran yang tidak dapat membedakan ranah budaya dengan agama. 

Misalnya, Soekarno pernah berkonflik dengan penghulu ketika ia hendak menikah 

dengan Oetari Tjokroaminoto karena kritik keras penghulu tersebut ketika melihat 

Soekarno memakai jas dan dasi alat Barat dan Soekarno dituduh meniru-niru orang 

kafir yang haram hukumnya dalam Islam. Penghulu tersebut bahkan tidak mau 

memimpin pernikahan Soekarno dengan Oetari. Soekarno lebih memilih ia tidak 

menikah sekalian dari pada harus menyetujui kritik penghulu itu, sehingga 

Tjokroaminoto harus turun tangan melerai konflik tersebut.43  

Gejala ketiga menurut Soekarno adalah umat Islam hanya bernostalgia 

dengan masa-masa Islam glory dan diajak kembali untuk memuwudkan masa-masa 

tersebut, sehingga berorientasi masa lampau. Hal ini kata Soekarno seperti menarik 

mundur peradaban Islam ke masa lalu, padahal Islam harus mengejar segala 

ketertinggalannya. Umat Islam membutuhkan kemajuan, bahkan harus mengejar 

 

41Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," h. 325. 

42Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," h. 341. 

43Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, h. 56-57.    
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ketertinggalannya selama seribu tahun, tetapi dipaksa mundur kembali ke belakang. 

Tentu hal ini akan menjadikan umat Islam tetap akan tertinggal dan terbelakang.44  

 

B. Urgensi Pembaharuan Hukum Islam dalam Pemikiran Soekarno  

Soekarno memandang bahwa hukum Islam pada perspektif keragaman 

hukum. Ia menegaskan bahwa terdapat perbedaan berbagai pengertian tentang isi 

dan maksud hukum Islam di kalangan para ulama, bahkan perbedaan itu pun terjadi 

di masa modern antara para ulama modernis dan tradisionalis. Hal ini menurut 

Soekarno terjadi bukan saja disebabkan perbedaan pemikiran di antara para ulama, 

tetapi   juga   disebabkan   adanya   pengaruh   situasi   dan   kondisi   karena   hukum 

Islam   dapat   diinterpretasikan   dan   disesuaikan   dengan   perkembangan   

zaman.45  

Soekarno mencontohkan respon cendekiawan Turki dan Mesir yang 

berbeda terhadap modernitas. Turki menerapkan sekuralisme karena memandang 

syariat Islam sangat kolot dan menghalangi modernisasi Turki, sehingga agama 

dipisahkan dari negara. Cendekiawan Mesir melihat bahwa problemnya bukan 

terletak pada syariat Islam, namun kesalahan interpretasi Islam yang menjadi 

penyebabnya, sehingga Islam harus diinterpretasikan kembali untuk mendorong 

kemajuan. Turki menempuh jalan radikal, sedangkan Mesir menempuh jalan 

kompromistis.46  

 

44Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," h. 334.  

45Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 376.   

46Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 381.  
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 Menurut Soekarno bahwa Turki mengambil jalan radikal karena 

menghadapi ancaman yang sangat berbahaya bagi negaranya. Turki mengalami 

peperangan dahsyat dengan negara-negara Eropa yang senantiasa mengancam 

eksistensinya dan harus segera melakukan modernisasi.47 Problemnya adalah 

pembaharuan di Turki mendapat tantangan dari kalangan ulama fikih yang kolot, 

sehingga masyarakat Turki mengalami konflik dan pertentangan-pertentangan. 

Dengan menggunakan analisis dialektika Hegelian-Marxian, maka Soekarno 

melihat bahwa masyarakat Turki yang terpecah akan akan membawa konflik yang 

semakin tajam. Kaum modernis semakin termodernisasi, sedangkan kaum  kolot 

semakin kuat mempertahankan kekolotannya, sehingga akhirnya terjadilah 

perubahan radikal dengan menyingkirkan agama dari kehidupan negara.48  

Situasi ini berbeda dengan Mesir yang tidak mengalami pertentangan hebat 

seperti Turki. Menurut Soekarno bahwa Mesir memiliki dua tradisi, yaitu adanya 

tradisi pemerintahan  yang  diwakili  oleh  monarki  dan  tradisi  keagamaan  yang  

terpusat  kepada Al-Azhar. Dua tradisi ini sejak masa dahulu saling membantu 

untuk menguatkan satu sama lain. Monarki Mesir bersandar kepada Al-Azhar, 

sedangkan Al-Azhar mendapat sandaran yang kukuh dari Monarki yang 

menciptakan status quo. Setiap propaganda Sekuralisme akan mendapat 

penentangan yang hebat dari masyarakat Mesir. Ketika masyarakat Mesir 

menghadapi modernisasi maka Mesir menempuh jalan kompromistis dengan 

 

47Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 379.  

48Soekarno, “Apa Sebab Turki Memisah Agama Dari Negara,” dalam K. Goenadi dan H. 

Muallif Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah 

Bendera Revolusi, 1965), h. 281-282. 
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mereinterprerasi agama untuk menjawab tantangan modernitas, bukan memisahkan 

agama dari kehidupan negara. 

Hal ini memperlihatkan bahwa Soekarno memandang hukum Islam 

berkembang dalam konteks sejarah dan sosial yang berbeda-beda dan mengakui 

pentingnya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan keadaan. Ini 

memungkinkan para ulama untuk merumuskan interpretasi hukum yang lebih 

relevan dengan konteks sosial dan budaya kontemporer. Ijtihad sebagai respon 

ulama dan intelektual Islam terhadap tantangan pada zamannya telah mendorong 

keragaman pendapat dan interpretasi, yang berperan dalam perkembangan hukum 

yang dinamis dan beradaptasi. Dengan mengakui keragaman pendapat dan 

interpretasi, hukum Islam dapat lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer 

seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan tantangan global lainnya, 

memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat 

modern. Pembaharuan hukum Islam melalui prinsip keragaman ini tidak hanya 

memastikan bahwa hukum tersebut tetap relevan dan efektif dalam masyarakat 

yang terus berubah, tetapi juga menghormati warisan intelektual yang kaya dan 

kompleks dari tradisi Islam. 

Soekarno tidak mengingkari bahwa peradaban Islam pernah meraih 

kejayaan pada masa dahulu yang disebutnya sebagai Islam glory. Namun bukan 

berarti kemajuan Islam dicapai dengan melakukan copy paste terhadap masa lalu 

karena berarti akan menarik mundur Islam. Islam harus mengejar ketertinggalannya 

dengan mengadaptasi kemajuan dan menjawab tantangan zaman.49  

 

49Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," h. 334.   
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Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa Soekarno mengakui 

kejayaan peradaban Islam pada masa lalu, beliau juga menekankan perlunya Islam 

menghadapi tantangan zaman dengan cara yang progresif dan adaptif. Hal ini  

mencerminkan apresiasi Soekarno terhadap kontribusi dan kejayaan peradaban 

Islam pada masa lalu namun tidak bisa dengan cara meniru sepenuhnya model 

masa. Konteks dan tantangan zaman telah berubah, sehingga pembaruan diperlukan 

untuk menjawab dinamika dan kebutuhan masyarakat modern. Sistem hukum Islam 

perlu dikembangkan dan disesuaikan untuk tetap relevan dan memberikan jawaban 

atas masalah dan tantangan kontemporer.  Secara keseluruhan, pandangan ini 

menekankan bahwa pembaharuan hukum Islam harus didasarkan pada pemahaman 

mendalam terhadap ajaran Islam dan prinsip-prinsip etisnya, sambil tetap mengakui 

kebutuhan untuk mengadaptasi dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. 

Pembaharuan Islam akan terjadi jika hukum Islam dipandang sebagai 

hukum yang senantiasa elastis dan dapat berubah untuk disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi yang melingkupinya. Hal ini sesuai dengan pandangan Soekarno bahwa 

hukum Islam dalam pandangan Soekarno haruslah adaptif terhadap perubahan dan 

perkembangan zaman. Di sinilah letak keberlakuan hukum Islam yang senantiasa 

terbaharukan karena dapat senantiasa berelasi dengan perkembangan zaman. 

Soekarno mengistilahkan adaptabilitas hukum Islam ini dengan “kekaretan” 

laksana karet yang elastis yang dapat berubah-ubah bentuknya sesuai perubahan 

zaman. Kekaretan hukum Islam ini akan menjadikan produk-produk hukumnya 

cocok dengan kemajuan zaman. Soekarno bahkan menegaskan bahwa Islam bisa 
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bertahan sampai 1400 tahun disebabkan hukum-hukumnya  seperti karet yang dapat 

elastis dan fleksibel sesuai perkembangan zaman.50 

 Kekaretan hukum Islam dapat mendorong pembaharuan hukum Islam. 

Konsep kekaretan yang diungkapkan oleh Sukarno menekankan pada kemampuan 

hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi sosial yang 

berbeda-beda. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum Islam untuk direinterpretasi 

dan diperbaharui sesuai dengan tantangan dan kebutuhan kontemporer, tanpa 

meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi hukum tersebut. 

Kekaretan hukum Islam bukan hanya memungkinkan, tetapi juga menjadi kunci 

dalam proses pembaharuan hukum Islam, sehingga hukum tersebut tetap relevan 

dan efektif dalam masyarakat yang terus berubah. 

Pembaharuan hukum Islam yang didorong oleh kekaretan ini mencakup 

proses reinterpretasi (ijtihad) terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti al-

Qur’an dan hadis, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan 

teknologi yang terus berubah. Hal ini juga mencakup penyesuaian terhadap praktik 

hukum yang ada, serta pengembangan hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan 

zaman. Dengan demikian, kekaretan hukum Islam merupakan aspek penting yang 

mendukung pembaharuan hukum Islam, memastikan bahwa hukum tersebut tetap 

relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan umat Islam di 

seluruh dunia. 

 

  

 

50Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 379.   
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C. Prinsip Dasar Hukum Islam Menurut Sukarno 

Terdapat dua prinsip dasar yang menjadi asas dan sekaligus rambu-rambu 

yang untuk mengelola pembaharuan hukum Islam agar tetap berjalan terus-

menerus. 

1. Berlandaskan Pada Al-Quran dan Hadis sebagai Islam Sejati 

Soekarno tidak pernah meragukan otoritas al-Quran dan hadis bagi setiap 

muslim. Ia menceritakan bahwa setelah ia keluar dari Penjara Sukamiskin maka ia 

menjadi manusia yang  percaya mati-matian kepada Tuhan, Nabi Muhammad saw. 

dan kepada al-Quran. Menurut Soekarno bahwa justru dengan mengikuti al-Quran 

akan terjadi revolusi dalam kehidupan manusia, baik revolusi moral dan sosial 

menuju kepada kemajuan dan pembentukan manusia baru.51  

 Hal ini menunjukkan bahwa Soekarno meyakini bahwa al-Quran 

mengandung elan vital kemajuan yang revolusioner di segala bidang. Menurut 

Soekarno bahwa setiap muslim harus berusaha memahami secara menyeluruh 

makna, semangat, jiwa, dan tujuan al-Qur’an sebagai bentuk dari menangkap 

subtansi atau prinsip ajaran Islam yang disebut sebagai sebagai api Islam. Orang-

orang yang menjalankan kandungan isi al-Quran menurut Soekarno akan 

memperoleh falāḥ (keberuntungan) dan akan menangkap api Islam yang hidup, 

sehingga akan mendapatkan kesuksesan dan kejayaan.52  

 

51Soekarno, “Al-Qur’an Membentuk Manusia Baru: Arahan pada Peringatan Nuzulul 

Qur’an, Jakarta, 6 Maret 1961, dalam Bung Karno dan Islam: Kumpulan Pidato tentang Islam 1953-

1966 (Cet. I; Jakarta: Haji Masagung dan Inti Idayu Press, 1990), h. 79-80.   

52Soekarno, “Al-Qur’an Membentuk Manusia Baru: Arahan pada Peringatan Nuzulul 

Qur’an, Jakarta, 6 Maret 1961, h. 81-82.   
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Soekarno menceritakan momen-momen penting dalam hidupnya yang 

meningkatkan kepercayaannya kepada Allah Swt., Rasulullah saw. dan 

interaksinya dengan al-Quran, seperti ketika ia menjalani hukuman di Penjara 

Sukamiskin, ancaman hukuman tembak mati setelah ia dan kabinetnya ditangkap 

oleh Belanda di Yogyakarta pada peristiwa Agresi Belanda ke-2 tanggal 19 sd. 20 

Desember 1948, dan pembuangannya bersama Haji Agoes Salim di Brastagi, 

Sumatera Utara selama 12 hari sejak tanggal 22 Desember 1948. Pasca 

pemenjaraannya di Sukamiskin maka Soekarno telah menemukan sendiri 

logotheraphy untuk mengatasi musibah dan ketidakberdayaannya menghadapi 

ancaman  dengan  mendekatkan  diri  kepada  Allah  Swt., memperkuat 

keyakinannya akan al-Quran  sebagai  firman  Allah  Swt.  dan  kebenaran  risalah  

kenabian  Muhammad saw.53  

Soekarno juga tidak pernah meragukan otoritas hadis. Ia meyakini kenabian 

Muhammad saw. dengan keyakinan yang teguh. Bagi Soekarno bahwa Rasulullah 

saw. adalah pemimpin umat manusia yang membawa agama untuk menerangi 

kehidupan manusia. Soekarno menyoroti signifikansi Rasulullah saw. dalam 

konteks universal, bukan hanya sebagai pemimpin agama untuk satu komunitas 

tertentu dengan perumpamaan tentang Rasulullah saw. sebagai matahari yang 

menyinari seluruh umat manusia di permukaan bumi menekankan bahwa ajaran dan 

kepemimpinan yang diberikannya tidak terbatas pada satu kelompok, melainkan 

 

53Soekarno, “Al-Qur’an Membentuk Manusia Baru: Arahan pada Peringatan Nuzulul 

Qur’an, Jakarta, 6 Maret 1961, dalam Bung Karno dan Islam: Kumpulan Pidato tentang Islam 1953-

1966 (Cet. I; Jakarta: Haji Masagung dan Inti Idayu Press, 1990), h. 79-80.   
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memiliki dampak yang meluas untuk semua umat.54 Dengan kata lain, hadis-hadis 

yang nota bene adalah sabda Rasulullah saw. bagi Soekarno akan memberikan 

bimbingan kepada umat manusia. 

Soekarno memperkenalkan term “Islam sejati” untuk menyebut otoritas al-

Quran dan hadis  yang tidak berubah yang harus terbedakan secara jelas dan tegas 

dengan pengertian-pengertian terhadap keduanya yang bisa berubah.55  

Kata sejati secara literal bermakna berasal dari kata “jati” bermakna ciri-

ciri, gambaran atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda, inti, jiwa atau 

semangat, daya gerak dari dalam dan spiritualitas. Sejati secara literal bermakna 

tulen, asli, murni, tidak lancung, atau tidak ada campurannya.56  

Soekarno sekali pun bukan fuqaha, tetapi ia telah memilih diksi yang cukup 

akurat untuk menggambarkan al-Quran dan hadis dengan term Islam sejati, yaitu 

suatu sumber Islam yang mengandung inti, jiwa, daya, semangat dan spiritualitas 

Islam, sekaligus menunjukkan kemurniannya yang belum bercampur baur dengan 

pemahaman manusia. Dengan istilah Islam sejati Soekarno menekankan untuk 

membedakan teks-teks al-Quran dan hadis (al-naṣ) dengan pengertian manusia 

terhadap kedua teks tersebut yang merupakan bentuk aktualisasi terhadap kesejatian 

Islam. Kebenaran Islam sejati bersifat divinitas, sakral, transendental, dan 

 

54Soekarno, “Berjalan Terus Di Atas Ajaran Islam: Amanat Pada Peringatan Maulid Nabi 

Muhammad saw. Di Istana Negara, Jakarta, 12 Juli 1965,”  dalam Bung Karno dan Islam: Kumpulan 

Pidato tentang Islam 1953-1966 (Cet. I; Jakarta: Haji Masagung dan Inti Idayu Press, 1990), h. 163.   

55Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 370.   

56Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ed. II; 

Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 404.   
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universal. Sedangkan pengertian terhadap Islam sejati bersifat humanitas, profan, 

provisional, temporal, dan restriktif.  

Kedua hal ini perlu terbedakan secara baik agar pembaharuan Islam, 

termasuk hukum Islam  tidak salah kaprah karena  tidak  ditujukan  untuk 

menggugat otoritas al-Quran dan hadis, sekaligus  dapat  dimengerti  sasarannya 

untuk melakukan reinterpretasi terhadap al-Quran dan hadis yang telah terlanjur 

dipandang sebagai dogma dan pranata hukum Islam yang sudah dianggap tidak 

dapat diganggu gugat, padahal hanya merupakan aktualisasi dari Islam sejati yang  

provisional, temporal, dan restriktif.  

Islam sejati dan pengertian manusia terhadapnya saling terhubung dan tidak 

dipisahkan satu sama lain karena pengertian-pengertian manusia terhadap Islam 

sejati merupakan sarana (waṣīlah) untuk sampai pada pemaknaan Islam sejati. 

Islam sejati tidak dapat dipraktekkan tanpa melalui pengertian-pengertian 

terhadapnya, sehingga harus tetap diupayakan untuk memunculkan pengertian-

pengertian yang dapat mendekati kebenaran Islam sejati, sekali pun hanya 

provisional, temporal dan restriktif. Justru pengertian terhadap Islam sejati memang 

harus seperti itu agar tetap aktual sesuai perkembangan zaman. Di sinilah wilayah 

pembaharuan hukum Islam dalam konsepsi Soekarno harus dilakukan. 

Ahli-ahli hukum Islam sendiri telah membedakan antara syariah dan fikih 

yang saling terhubung, tetapi dapat dibedakan antara satu sama lain seperti yang 

dipikirkan oleh Soekarno dengan konsepsi Islam sejati.  

Kata syari’ah secara kebahasaan diambil dari kata al-syar·u yang berarti 

petunjuk yang dapat menerangkan atau menjelaskan sesuatu (·ibārah ·an al-bayān 
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wa al-iẓhār) atau menjadikan jalan atau tempat menuju (ja·alahu ṭarīqan wa 

mażhaban).57 Secara terminologi, syariah didefinisikan oleh Imam al-Jurjānī: 

.58  

Artinya: 

 

Syariah adalah sejumlah perintah dengan komitmen ketundukan  

penghambaan atau dapat dikatakan jalan menuju pada agama. 

 

 Dengan kata lain, syariah adalah agama Islam itu sendiri yang secara 

normatif menjadi perangkat norma Ilahiah yang mengatur hubungan manusia 

dengan Allah Swt., sesama manusia, dan semua makhluk. Norna-norma tesebut 

meliputi kaidah ibadah, kaidah muamalah, dan kaidah sunnatullah yang dirinci 

aturannya terdapat dalam al-Qur’an dan hadis. Dalam hal hukum, syariah berarti 

dasar hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. melalui  rasul-Nya  yang  harus  

diikuti  oleh  kaum  muslimin  berdasarkan  iman  dan akhlak,   baik   dalam   

hubungannya   dengan   Allah   Swt.,   sesama   manusia,   atau  alam.59 

 Adapun fikih secara bahasa bermakna memahami tujuan pembicaraan dari 

perkataannya (·ibārah ·an fahm garaḍ al-mutakallim min kalāmihi).60 Pengertian 

fikih secara terminologi dikemukakan oleh ·Abd al-Wahhāb Khallāf, yaitu: 

61 
 

 

57·Alī bin Muḥammad bin Alī al-Ḥusaynī al-Jurjānī, al-Ta·rifāt (Cet. I; Kairo: Syirkah al-

Quds, 2007), h. 209.   

58·Alī bin Muḥammad bin Alī al-Ḥusaynī al-Jurjānī, al-Ta·rifāt, h. 210.    

59Zainuddin Ali, Hukum Islam dalam Kajian Syari’ah dan Fiqh Di Indonesia (Ed. I; Cet. 

I; Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2000), h. 6.   

60Alī bin Muḥammad bin Alī al-Ḥusaynī al-Jurjānī, al-Ta·rifāt, h. 272.   

61·Abd al-Wahhāb Khallāf, ˙Ilm  Uṣūl  al-Fiqh  (Cet. XII;   al-Qāhirah:   Maktabah   al-

Da·wah   al-Islāmiyyah Syabāb al-Azhar, 1398 H/1978 M), h. 11.    
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Artinya: 

 

Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan amal 

perbuatan  manusia  yang  bersifat  praktis yang diambil dari dalil-dalil yang 

terperinci. 

 

Fikih merupakan produk pemahaman manusia terhadap norma-norma 

syariah. Hasil pemahaman tesebut disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih. 

Norma-norma syariah bersifat umum, sedangkan fikih merupakan bentuk aplikasi 

dari norma-norma syariah secara terperinci. Dalam wacana hukum Islam berbahasa 

Inggris, syariah diterjemahkan dengan Islamic law, sedangkan fikih diterjemahkan 

dengan Islamic jurisprudence.62  

Jika konsepsi Soekarno tentang Islam sejati dikontekstualisasikan dengan 

syariah dan fikih, maka Islam sejati yang dimaksudkan Soekarno itulah syariah, 

sedangkan pengertian terhadap Islam sejati adalah fikih. Jika dianalisis secara 

komponensial maka dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

Tabel 2 

Analisis Komponensial Syariah dan Fikih Disubtitusikan dalam  

Konsepsi Pemikiran Hukum Islam Soekarno 

 

Domain Hukum Islam Analisis Komponensial 

Sub Domain 

Konsepsi ulama 

Sub Domain 

Konsepsi 

Soekarno 

Fungsi Karakteristk 

Syariah  Islam sejati Otoritatif Divinitas, sakral, 

transendental, dan 

universal.  

Fikih Pengertian Islam Interpretatif Humanitas, profan, 

provisional, 

temporal, dan 

restriktif. 

 

 

62Zainuddin Ali, Hukum Islam dalam Kajian Syari’ah dan Fiqh Di Indonesia, h. 7-8.    
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Konsepsi Islam sejatinya Soekarno sebagai subtitusi dari syariah secara 

konseptual mendapatkan basis teoritis dari pengertian syariah menurut Syaikh 

·Abbās Ḥusni Muḥammad yang memandang syariah adalah al-Quran dan sunnah.63 

Secara kebetulan pula, Soekarno menyebut interpretasi terhadap Islam sejati adalah 

“pengertian-pengertian” yang merupakan makna literal dari fikih, yaitu fahm yang 

juga bermakna “pengertian atau pemahaman.”64 Implikasinya adalah wilayah 

pembaharuan hukum Islam dalam kontekstualisasi Islam sejati adalah pada wilayah 

fikih, bukan pada wilayah syariah. Kontekstualisasi ini didukung oleh tulisan 

Soekarno  sendiri  yang  memperlihatkan  latar  belakang  munculnya  term  Islam 

sejati dan harus terbedakan dengan pengertian-pengertian terhadapnya karena 

Soekarno menyadari  secara  historis  telah  muncul  berbagai  paham   dan   mazhab   

dalam  Islam  di berbagai daerah berpenduduk Islam sebagai hasil dari upaya 

mencari  pengertian  terhadap  al-Quran  dan  hadis,  terutama  dalam  wilayah 

fikih.65  

Jika tidak dilakukan pembedaan tersebut maka fikih akan diidentikkan 

sebagai hukum Islam dan hukum Islam sama seperti hukum Tuhan, sehingga fikih 

akhirnya diidentikkan dengan hukum Tuhan yang paling benar, tidak bisa diubah, 

dan sakral. Terjadi sakralisasi pemikiran keagamaan dalam fikih, sehingga proses 

 

63·Abbās  Ḥusni  Muḥammad,  al-Fiqh  al-Islāmī  Afaqahu  wa  Taṭawwuruh  (Makkah: 

Rabiṭah al-·Ālami al-Islāmī, 1402), h. 7-8.   

64Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 370.  Bandingkan dengan Zainuddin Ali, 

Hukum Islam dalam Kajian Syari’ah dan Fiqh Di Indonesia, h. 7-8.    

65Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 376.    
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memudakan pengertian Islam dalam fikih dipandang sebagai merubah hukum-

hukum Tuhan yang sakral.66  

Pembaharuan hukum Islam dapat dilakukan jika fikih sebagai pengertian-

pengertian Islam di dalam bidang hukum dapat dipisahkan dari Islam sejati, 

sehingga memungkinkan terus-menerus mengalami pembaharuan sesuai dengan 

tuntutan zaman. 

2. Pengunaan Hadis Ṣaḥīḥ dengan Pemahaman Rasional 

Eksistensi hadis-hadis yang tidak sama kualitas periwayatannya ini 

dipahami oleh Soekarno dari berbagai hasil penelaahannya terhadap literatur. 

Soekarno memang meyakini otoritas hadis sebagai sumber ajaran Islam, namun 

menurutnya banyak hadis-hadis ḍa·īf dan palsu yang merusak sendi-sendi ajaran 

Islam karena mendatangkan kemunduran Islam, Islam menjadi ajaran yang kuno, 

mesum, dan takhayul, sehingga sangat perlu untuk mempelajari hadis-hadis ṣaḥīḥ, 

terutama al-Ṣaḥīḥayn atau hadis-hadis yang telah diteliti oleh dua ulama hadis 

paling otoritatif di dunia Islam, yaitu: Imam al-Bukhārī (194-256 H/810-870 M) 

dan Imam Muslim (204-261 H/821-875 M). Ia meminta kepada Ahmad Hassan 

untuk mengirimkan terjemahan Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim dalam 

bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, namun sayangnya tidak dapat dipenuhi oleh 

Hassan karena belum tersedia terjemahannya pada masa itu.67  

 

66Atho’ Mudzhar, “Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam,” dalam Budhy Munawar 

Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah (Cet. II; Jakarta; Yayasan 

Paramadina, 1995), h. 371-372.   

67Soekarno, “Surat-Surat Islam Dari Ende,” h. 326-327.    
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 Para ulama sepakat untuk menolak hadis mawḍū· dan diharamkan untuk 

meriwayatkannya dalam bentuk apapun, baik dijadikan dalil untuk penetapan 

hukum-hukum,  sumber  historiografi,  mendorong  dalam  beribadah  atau  beramal 

(al-targīb), memperingatkan kesalahan (al-tarhīb), atau sejenisnya. Hadis mawḍū· 

hanya  boleh  diceritakan  untuk  mengklarifikasi  kelemahan  dan  kepalsuannya 

agar   orang   dapat   mengetahui   dan   menolak   eksistensi   hadis   mawḍū·   

tersebut.68 

Adapun hadis ḍa·īf terdapat kontroversi pendapat ulama dalam 

penggunaannya. Sebagian ulama menerima penggunaan hadis ḍa·īf secara mutlak, 

baik dalam penetapan hukum-hukum, sumber historiografi, atau berdakwah dengan 

syarat sanad hadisnya tidak terlalu lemah dan tidak ditemukan hadis lain yang 

kontradiktif dengan hadis tersebut. Sebagian ulama yang lain menolak penggunaan 

hadis ḍa·īf secara mutlak. Sebagian ulama lainnya hanya menerima penggunaan 

hadis ḍa·īf  dalam masalah keutamaan-keutamaan amal (faḍā’il al-·amal) dengan 

syarat sanad hadis tersebut tidak terlalu lemah, amal-amal yang dianjurkan dalam 

hadis ḍa·īf  merupakan amal-amal yang telah diterima secara umum sehingga bukan 

menganjurkan amal khusus yang berasal dari hadis ḍa·īf  tersebut, tidak meyakini 

secara pasti bahwa hadis ḍa·īf tersebut berasal dari Rasulullah saw., tidak ditemui 

hadis ṣaḥīḥ yang mengingkari keutamaan amal yang dianjurkan pada hadis ḍa·īf, 

dan tidak meyakini secara pasti bahwa hadis ḍa·īf  itu adalah merupakan sunnah 

 

68·Abd al-Karīm bin ·Abdullāh bin ·Abd al-Raḥmān al-Khiḍīr, Ḥadīṡ al-Ḍa·īf wa Ḥukmu 

al-Iḥtijāj Bihi (Cet. IV; al-Riyāḍ: Maktabah Dār al-Minhāj, 1431), h. 147.    
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yang berasal dari Rasulullah saw.69 Pendirian Soekarno tentang masalah hadis jelas 

sependapat dengan para ulama yang menolak penggunaan hadis ḍa·īf secara mutlak.  

Soekarno juga menerima informasi dari hasil kajian para orientalis bahwa 

hadis-hadis Ṣaḥīḥ al-Bukhārī masih terselip hadis-hadis yang lemah, namun secara 

lebih berhati-hati ia mengkonfirmasikan masalah ini kepada Ahmad Hassan.70 

Kemungkinan besar orientalis yang dimaksud oleh Soekarno adalah Ignaz 

Goldziher (1850-1921) yang mengklaim bahwa Ṣaḥīḥ al-Bukhārī masih banyak 

mengandung hadis-hadis ḍa·īf ditinjau dari dimensi politik, sains, sosial, dan lain-

lain sehingga hampir separuhnya harus ditolak. Pendapat Goldziher ini telah 

dikritik oleh banyak para ulama, salah satunya adalah Syaikh Muṣṭafā al-A·ẓamī 

(1932-2017).71  

Sekali pun Soekarno nampaknya berhati-hati untuk menerima sepenuhnya 

pendapat Goldziher tentang adanya hadis ḍa·īf pada Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, tetapi 

Soekarno menerima cara berfikir Goldzhir yang rasionalis. Goldziher 

menganjurkan untuk melakukan isi hadis atau kritik matan (naqd al-matan) dengan 

menggunakan pendekatan seperti pendekatan saintifik, politik, sosial, budaya, dan 

lain-lain.72 Soekarno menyatakan pikirannya ini pada Ahmad Hassan bahwa suatu 

hadis sekali pun ṣaḥīḥ masih terbuka kemungkinan ada kesalahan periwayatan di 

dalamnya karena murni  kesalahan  transimisi  dari  perawinya  (human  error).  

 

69·Abd al-Karīm bin ·Abdullāh bin ·Abd al-Raḥmān al-Khiḍīr, Ḥadīṡ al-Ḍa·īf wa Ḥukmu 

al-Iḥtijāj Bihi, h. 249-300.  

70Soekarno, “Surat-Surat Islam Dari Ende,” h. 326-327.   

71Ali Mustafa Ya’qub, Kritik Hadis (Cet. VIII; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), h. 7-18.   

72Siska Helma Hera, ‘Kritik Ignaz Goldziher dan Pembelaan Musthofa Al Azami Terhadap 

Hadis Dalam Kitab Shahih Al-Bukhari’, Jurnal Living Hadis, 5.1 (2020) 

<https://doi.org/10.14421/livinghadis. 2020.2310>. 
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Bagi  Soekarno  hanya al-Quran saja yang kebenarannya absolut, sedangkan hadis 

belum tentu seperti itu karena melalui transmisi manusia yang kadang kala bisa saja 

keliru. Absoluditas menurutnya hanyalah kepada al-Quran, bukan kepada hadis.73 

 Pandangan Soekarno ini akan membuka kemungkinan ia dituduh sebagai 

inkar al-sunnah, yaitu suatu aliran pemikiran yang menolak hadis karena tidak 

meyakini validitas hadis berasal dari Rasulullah saw.74 Kecurigaan ini tidak tepat 

disebabkan Soekarno menerima hadis ṣaḥīḥ. Ini dibuktikan dengan permintaannya 

kepada Hassan agar mengirimkan Ṣaḥīḥ al-Bukhārī untuk ia pelajari. Soekarno juga 

sangat menghormati Imam al-Bukhārī yang dipandangnya sebagai imam besar yang 

sangat berjasa bagi umat Islam.75 Soekarno hanya menginginkan diterapkannya 

kritik matan (naq al-matan) terhadap hadis-hadis ṣaḥīḥ, bukan hanya kritik sanad, 

sehingga penerimaan hadis akan melalui interpretasi Islam rasional seperti yang 

diusung oleh Soekarno.  

Bagi Soekarno bahwa Rasulullah saw. tidak pernah salah dan tidak boleh 

dianggap pernah melakukan kesalahan. Soekarno sangat yakin bahwa nabi dan 

rasul tidak pernah melakukan kesalahan atau ma·sūm karena para nabi dan rasul 

dilindungi dari dosa dan kesalahan saat menjalankan tugas kenabian mereka. 

Pengakuan dalam konteks syahadat berarti tidak hanya pernyataan lisan tetapi juga 

 

73Soekarno, “Surat-Surat Islam Dari Ende,”  h. 327.    

74Mengenai Inkar al-Sunnah, lihat  Ali Mustafa Ya’qub, Kritik Hadis, h. 39-59.  

75Ketika Soekarno sebagai Presiden R.I. diminta Nikita Khruschev (1894-1971), Presiden 

Uni Sovyet untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke negaranya, maka Soekarno meminta kepada 

Khruschev untuk  menemukan  makam  Imam al-Bukhārī di Samarkand agar ia bisa berziarah di 

makam tersebut. Syaratnya ini merupakan syarat mutlak yang tidak bisa dinegosiasi, sehingga 

memaksa pemerintah Uni Sovyet menemukan dan memugar makam Imam al-Bukhārī. Soekarno 

lalu dapat berziarah di makam tersebut pada tanggal 12 Juni 1961. Upaya Soekarno meninggalkan 

kesan yang mendalam bagi rakyat Samarkand dan umat Islam di seluruh dunia. Lihat Rahmat Said, 

Ensiklopedia Keislaman Bung Karno, h. 174-179.  
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keyakinan yang benar bahwa Rasulullah saw. adalah utusan Allah dan bahwa ia 

menyampaikan pesan dengan benar. Ini dalam Islam berarti bahwa orang-orang 

yang beragama Islam harus mengikuti ajaran dan contoh Rasulullah saw. sebagai 

cara hidup yang benar.76  

Bagi Soekarno bahwa hadis-hadis ṣaḥīḥ adalah Islam sejati yang harus pula 

melalui pemaknaan-pemaknaan dari manusia, sehingga pemaknaan ini dapat 

berubah, bukan dengan menolak atau merubah teks hadisnya. Teks-teks hadis harus 

melalui pemaknaan ulang yang terus-menerus dalam suatu proses rethinking of 

Islam seperti yang dianjurkannya, sehingga hadis akan tetap aktual sebagai 

pembimbing umat Islam.  

 

76Soekarno, “Berjalan Terus Di Atas Ajaran Islam: Amanat Pada Peringatan Maulid Nabi 

Muhammad saw. Di Istana Negara, Jakarta, 12 Juli 1965,”  h. 161-162.   
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BAB IV 

PEMIKIRAN HUKUM ISLAM SOEKARNO 

 

A. Nalar Pemikiran Hukum Islam Soekarno 

 Pemikiran Soekarno tentang hukum Islam merupakan salah satu bagian dari 

konsepsinya tentang pembaharuan Islam. Jika hendak memahami pemikiran 

Soekarno yang terkait dengan pembaharuan hukum Islam maka harus berangkat 

terlebih dahulu dari pemikiran Soekarno tentang pembaharuan Islam yang ide-

idenya secara langsung diimplementasikan oleh Soekarno dalam pembaharuan 

hukum Islam.  

Konsepsi Soekarno tentang pembaharuan Islam dapat dilihat dari 

penggunaan istilah dalam konteks pemikiran Islam. Soekarno mengistilahkan 

pembaharuan dengan “memudakan.” Term memudakan untuk menyebut 

pembaharuan dalam konsepsi Soekarno muncul dalam artikelnya yang berjudul 

Me-Muda-Kan Pengertian Islam. Artikel ini ditulis Soekarno dilatarbelakangi oleh 

tanggapannya terhadap artikel KH. Mas Mansur pada Majalah Adil Nomor 8 tahun 

1940 yang berjudul Memperkatakan Gerakan Pemoeda. Soekarno sangat kagum 

dengan penjelasan dari Mas Mansur dalam kapasitasnya sebagai Ketua HB. 

Muhammadiyah yang secara eksplisit menyerukan kalangan pemuda untuk cinta 

tanah air pada artikel tersebut. Soekarno sudah lama mendengungkan cinta tanah 

air serta berupaya menyebarkannya di kalangan Muhammadiyah dan rakyat 

Indonesia. Upayanya ini mendapat tantangan keras dari para tetua Muhammadiyah 

yang memandang bahwa cinta tanah air adalah bentuk aṣabiyyah yang diharamkan 
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dalam Islam. Soekarno malah pernah dihalalkan darahnya oleh seorang aktivis 

Muhammadiyah pada tahun 1928 atau 1929 saat ia berkunjung di Pekalongan, Jawa 

Tengah karena dicap sebagai penganjur aṣabiyyah. Artikel Mas Mansur ini tentu 

sangat menggembirakan Soekarno karena langsung mendukung idenya tentang 

cinta tanah air.1  

Artikel Mas Mansur memberikan landasan kepada Soekarno bahwa 

diperlukan suatu upaya pembaharuan pemikiran Islam agar dapat menyesuaikan 

pemikiran Islam dengan perkembangan zaman. Soekarno menggunakan artikel Mas 

Mansur sebagai momentum yang tepat untuk mewacanakan pembaharuan Islam 

seperti yang dipikirkannya karena ia mendapatkan bukti nyata dari artikel itu bahwa 

suatu konsep yang dipandang haram seperti cinta tanah air oleh sebagian orang pada 

masanya, ternyata bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam jika 

dipikiran secara mendalam. Dengan kata lain, artikel Mas Mansur memberikan 

senjata bagi Soekarno bahwa pembaharuan Islam harus dilakukan.  

Wacana tentang gerakan pemuda yang sosio-politis dari Mas Mansur pada 

artikel tersebut ditarik oleh Soekarno dalam konteks religius-filosofis sebagai nama 

wacana pemikiran Islam. Term pemuda yang sebenarnya adalah kategori biologis 

dikontekstualisasikan oleh Soekarno menjadi term diskursif dan diberi pemaknaan 

baru. Dari sinilah muncul istilah memudakan sebagai term khusus yang digunakan 

Soekarno untuk mewacanakan pembaharuan Islam.2  

 

1Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” dalam K. Goenadi dan H. Muallif Nasution 

(eds.). Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965), 

h. 369.   

2Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 370.   
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Sekali pun Soekarno dalam artikel Me-Muda-Kan Pengertian Islam 

memberi kesan bahwa term “memudakan” muncul sebagai respon terhadap artikel 

Mas Mansyur Memperkatakan Gerakan Pemoeda, tetapi sebenarnya istilah ini 

kemungkinan besar bukanlah murni terinspirasi dari artikel Mas Mansur tersebut.  

Inspirasi term memudakan awalnya berasal dari Lothrop Stoddard dalam 

bukunya The New World of Islam yang disebut Soekarno berkonstribusi untuk 

membangkitkan kesadarannya akan potensi Islam dalam memberikan penguatan 

bagi pembangunan tanah air, bangsa, negara dan masyarakat.3 Stoddart 

menerangkan bahwa terdapat gejala dari kebangkitan spiritualitas Islam yang 

diistilahkannya dengan “spiritual regeneration (regenerasi spiritual),” yaitu suatu 

keyakinan yang muncul di kalangan pemikir Islam liberal bahwa ajaran-ajaran 

Islam harus berasimilasi dengan ide-ide Barat dan mengadopsi modernitas, 

sedangkan gerakan Pan-Islamisme percaya bahwa ajaran-ajaran Islam sudah 

mengandung semua yang diperlukan untuk spiritual regeneration dan hanya perlu 

mengadopsi metode-metode Barat  untuk mencapai kemajuan peradaban. Spiritual 

regeneration ini menurut Stoddart mendekatkan pemikir Islam liberal dan 

pendukung gerakan Pan-Islamisme.4  

Soekarno menggunakan istilah Stoddard ini dengan memodifikasinya 

menjadi “regeneration of Islam (regenerasi Islam)” dan “rejuvenation of Islam 

(peremajaan Islam)” pada saat berpidato pada acara Muktamar Muhammadiyah ke-

 

3Soekarno, “Sekali Muhammadiyah, Tetap Muhammadiyah,” dalam Iman Toto K. 

Rahardjo dan Herdianto KW (eds.), Bung Karno, Gerakan Massa dan Mahasiswa: Kenangan 100 

Tahun Bung Karno (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2001), h. 182.   

4Lothrop Stoddard, The New World of Islam, Edisi Diperbaharui oleh  The Projeck 

Gutenberg Ebook 1 Januari 2008 (London: Chapman and Hall, Ltd, 1922), h. 37-38.   
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35 di Stadion Istora (Istana Olah Raga), Senayan, Jakarta yang diberi judul Sekali 

Muhammadiyah, Tetap Muhammadiyah.5 Sekali pun pidato tersebut diucapkan 

pada tahun 1962 atau 22 tahun setelah terbitnya artikel Me-Muda-Kan Pengertian 

Islam di Majalah Pandji Islam, tetapi Soekarno sudah membaca buku Stoddard 

sejak usia 18 tahun,6 sehingga dapat diasumsikan bahwa term memudakan 

sebenarnya adalah terjemahan kreatif dan modifikatif dari istilah spiritual 

regeneration Stoddard yang diperluas maknanya oleh Soekarno, jauh sebelum 

artikel Me-Muda-Kan Pengertian Islam dipublikasikan. Artikel Mas Mansur hanya 

memberikan momentum bagi Soekarno menggunakan term tersebut. 

Soekarno menjelaskan term memudakan pengertian Islam adalah 

memikirkan kembali dan mengoreksi paham-paham tentang Islam atau rethinking 

of Islam. Bagi Soekarno banyak problematika keislaman yang perlu dipikirkan 

kembali, misalnya problematika perempuan, tabir, jilbab, bunga bank, kebangsaan, 

pendidikan, rasionalisme, dan lain-lain. Menurut Soekarno bahwa penelaahan 

kembali merupakan syarat untuk mencapai kemajuan, sehingga sikap kepala batu 

untuk mempertahankan faham-faham yang mengakar dalam Islam perlu 

dipertanyakan.7  

Soekarno mengutip istilah  rethinking of Islam dari Ruth Francis Woodsmall 

(1883-1963),8 namun ternyata Soekarno kurang tepat mengutipnya. Buku yang 

ditulis oleh Woodsmall yang dimaksud oleh Soekarno itu adalah Moslem Women 

 

5Soekarno, “Sekali Muhammadiyah, Tetap Muhammadiyah,” h. 181-182.    

6Soekarno, “Sekali Muhammadiyah, Tetap Muhammadiyah,” h. 181.     

7Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 370.    

8Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 370.     
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Enter A New World yang mengungkapkan adanya gerakan pembaharuan pemikiran 

Islam yang melakukan reinterpretasi terhadap berbagai doktrin keagamaan tentang 

masalah muslimah yang telah menjadi pranata sosial warisan abad pertengahan, 

seperti masalah kesetaraan perempuan dan laki-laki, poligami, hijab, pendidikan, 

segregasi sosial antara perempuan dan laki-laki, dan lain-lain yang terjadi di Mesir, 

Turki, Irak, Sirya, Iran, dan India.9 Woodsmall dalam buku itu tidak menyebut 

rethinking of Islam, tetapi rethinking of religion.10 Penyebutan Islam dalam buku 

ini yang mendekati makna rethinking of Islam adalah reinterpretation of Islam yang 

dihubungkan oleh Woodsmall dengan analisis intelektual terhadap problem sosial 

keagamaan (an intellectual analysis of the social religious problem).11 Namun 

Soekarno tidak salah sepenuhnya dalam kutipan tersebut dari rethinking of religion 

berubah menjadi rethinking of Islam karena religion yang dimaksud Woodsmall 

dalam buku itu adalah Islam. Dengan kata lain, Soekarno salah mengutip tulisan 

Woodsmall secara tekstual, namun benar dalam kontekstualnya 

Terlepas dari ketidakakuratan Soekarno mengutip tulisan Woodsmall, 

Soekarno dengan tegas menyebut bahwa term memudakan itu adalah rethinking of 

Islam,  suatu gerakan pemikiran yang menelaah kembali berbagai aspek ajaran 

Islam yang telah menjadi pranata sosial dalam masyarakat, ternasuk pula pranata 

hukum Islam. Berbagai hal tentang masalah keislaman yang telah mentradisi dan 

menjadi pranata sosial dalam pandangan Soekarno harus dipandang belum final, 

 

9Ruth Francis Woodsmall, Moslem Women Enter A New World (Cet. I; London: George 

Allen & Unwin Ltd, 1936), h. 374-408.    

10Ruth Francis Woodsmall, Moslem Women Enter A New World, h. 375 dan 408. 

11Ruth Francis Woodsmall, Moslem Women Enter A New World, h. 383. 
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tetapi selalu dapat dipikirkan dan ditelaah kembali untuk menghasilkan 

pembaharuan Islam.  

1. Islam Agama Kemajuan dengan Nalar Dialektika Hegelian-Marxian 

dan Pragmatisme 

Soekarno sangat meyakini bahwa karakteristik utama dari Islam itu sendiri 

adalah kemajuan. Ia sangat menegaskan hal tersebut ketika berkorespondensi 

dengan Ahmad Hassan bahwa “Islam is progress,” Islam itu adalah kemajuan.12 

Soekarno menggunakan pendekatan sejarah untuk mengukuhkan adagiumnya 

bahwa Islam adalah agama kemajuan dengan melakukan review sejarah Rasulullah 

saw.  

Menurut Soekarno bahwa Rasulullah saw. adalah salah seorang pembangun 

masyarakat yang sangat hebat dan luar biasa. Perjuangan Rasulullah saw. di 

Mekkah merupakan pembentukan bahan untuk membentuk masyarakat Islam 

kelak, seperti: tauhid, keteguhan iman, kesucian akhlak, keluhuran budi, dan 

kemuliaan perangai. Periode Mekkah merupakan masa-masa pembentukan rohani 

yang sangat perlu untuk kehidupan manusia dan menjadi fundamen bagi 

pembentukan masyarakat. Para sahabat yang dididik oleh Rasulullah saw. 

dipersiapkan untuk menjadi material pokok bagi pembentukan masyarakat kelak. 

 

12Soekarno, “Surat-Surat Islam Dari Ende,” dalam K. Goenadi dan H. Muallif Nasution 

(eds.). Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965), 

h. 334 dan 340.  
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Soekarno mengklaim bahwa dari 114 surah dalam al-Quran maka terdapat 92 surah 

periode Mekkah dengan tema seperti ini.13  

Klaim Soekarno bahwa ada 92 surah dengan tema pembentukan rohani pada 

periode Mekkah sulit dilacak sumbernya karena Soekarno sendiri tidak 

menyebutkan dari mana sumber klaimnya ini. Para ulama berbeda pendapat dalam 

menentukan jumlah surah maupun ayat-ayat yang turun di Mekkah atau Makkiyyah 

dan turun di Madinah atau Madaniyyah. Dari bagai kontroversi ulama tentang 

bilangan surah Makkiyyah dan Madaniyyah tidak ada yang yakin menyebut bahwa 

surah Makkiyyah berjumlah 92 surah seperti Soekarno.   Paling  dekat dengan klaim 

Soekarno ini adalah pendapat Imam Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (849-911 H/1445-1505 

M)  dengan  mengutip  keterangan  Abū al-Ḥasan al-Ḥaṣṣān yang menyebut para 

ulama sepakat bahwa surah al-Quran yang turun Makkiyyah adalah 82 surah dan 

Madaniyyah ada 20 surah, sedangkan 12 surah lainnya diperselisihkan tempat 

turunnya.14 Keterangan Imam Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī al-Suyūṭī ini populer di 

kalangan ulama, sehingga ulama kontemporer seperti Mannā· al-Qaṭṭān juga  

mengutip keterangan  ini  dan  menyebutnya  sebagai  keterangan  yang  lebih  dekat  

kepada kebenaran.15   

Kemungkinan besar Soekarno telah mendengar atau membaca keterangan 

al-Suyūṭī entah dari mana sumbernya, tetapi ia keliru menyebutnya. Seharusnya 

 

13Soekarno, “Masjarakat Onta dan Masjarakat Kapal-Udara,” dalam K. Goenadi dan H. 

Muallif Nasution (eds.). Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah 

Bendera Revolusi, 1965), h. 483-484.   

14Lihat Jalāl al-Dīn ·Abd al-Rahmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī, al-Itqān fī ·Ulūm al-Qurān, 

Juz I, Markaz al-Dirāsah al-Qur’āniyyah (ed.), (t.t.: Kementerian Urusan Wakaf, Dakwah dan 

Penerangan Kerajaan Arab Saudi, t.th.),  h. 43-57.    

15Mannā· al-Qaṭṭān, Mabāḥiṡ fī ·Ulūm al-Qurān (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.), h. 50.    
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Soekarno menyebut 82 surah seperti keterangan al-Suyūṭī, namun tersebut 92 surah 

karena ada kemiripan fonetik, suatu kesalahan yang biasa terjadi di kalangan orator 

seperti Soekarno.   

Menurut Soekarno bahwa perjuangan Rasulullah saw. pada masa periode 

Madinah maka Rasulullah saw. menggerakkan material pokoknya, yaitu para 

sahabat ditambah dengan kaum Anṣār dan mendinamiskan materialnya ke arah 

perjuangan dan kemasyarakatan yang teratur. Bahan rohani yang telah ditanamkan 

Rasulullah saw. di Mekkah yang menguatkan jiwa kaum Muhājirin dan Anṣār dapat 

menggerakkan mereka, sehingga Soekarno secara hiperbolis mengatakan bahwa 

hanya dengan satu perkataan Rasulullah saw. saja maka masyarakat tersebut 

“bernyala-nyala” dan “berkobar-kobar” menyinari seluruh dunia Arab.16 Soekarno 

menggambarkannya dengan mengutip Thomas Carlyle (1795-1881) yang 

mengibaratkan Rasulullah saw. seperti bubuk ledakan mesiu (proves explosive 

powder) yang meledak dan menyinari peradaban manusia.17  

 

16Soekarno, “Masjarakat Onta dan Masjarakat Kapal-Udara,” dalam K. Goenadi dan H. 

Muallif Nasution (eds.). Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah 

Bendera Revolusi, 1965), h. 484.   

17Soekarno, “Masjarakat Onta dan Masjarakat Kapal-Udara,” h. 484-485. Kutipan 

Soekarno tentang Thomas Carlyle ini bisa dirujuk pada buku Carlyle, yaitu On Heroes, Hero-

Worship and the Heroic in History. Carlyle mengatakan: “These Arabs, the man Mahomet, and that 

one century,—is it not as if a spark had fallen, one spark, on a world of what seemed black 

unnoticeable sand; but lo, the sand proves explosive powder, blazes heaven-high from Delhi to 

Grenada! I said, the Great Man was always as lightning out of Heaven; the rest of men waited for 

him like fuel, and then they too would flame.” Artinya: “Orang Arab ini, seorang pria bernama 

Muhammad, dan abad itu sendiri,—bukankah seperti bunga api yang turun, satu bunga api, di atas 

dunia yang terlihat seperti pasir hitam yang tidak mencolok; namun, lihatlah, pasir itu ternyata 

adalah bubuk peledak, meledak tinggi dari Delhi hingga Grenada! Saya katakan, Manusia Agung 

selalu seperti kilat dari Surga; yang lainnya menunggunya seperti bahan bakar, dan kemudian 

mereka juga akan berkobar.” Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History, 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1911), h. 79.    
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 Soekarno menegaskan bahwa historisitas perjuangan Rasulullah saw. 

periode Mekkah dan Madinah merupakan satu mata rantai yang terhubung erat. 

Periode Mekkah adalah periode turunnya ayat-ayat tentang iman, pengaturan 

hubungan manusia dengan Allah Swt., dan kaum muslimin dijanjikan kemenangan.  

Adapun periode Madinah adalah periode mengamalkan iman, pengaturan hubungan 

manusia dengan sesama manusia, dan pembuktian janji Allah Swt. terhadap 

kemenangan kaum muslimin. Kedua periode ini tidak terpisah, namun saling 

terhubung dengan erat. Soekarno menegaskan bahwa jika diberikan garis umumnya 

maka periode Mekkah adalah periode “persediaan masyarakat,” sedangkan periode 

Madinah adalah periode “pelaksanaan masyarakat itu.”18  

Periode masa para khalifah sesudah Rasulullah saw. merupakan masa-masa 

keemasan Islam yang disebut Soekarno sebagai masa “Islam-glory” yang 

membawa kemajuan bagi peradaban Islam.19 Sekali pun Soekarno tidak mereview 

masa-masa tersebut, namun istilah glory sebagai zaman kemenangan, keemasan, 

dan  kemegahan Islam dapat menggambarkan hal ini.  

Soekarno memperkenalkan term untuk menyebut Islam sebagai agama yang 

membawa kemajuan dengan “api Islam” yang menggambarkan peran Islam dalam 

menerangi dunia yang gelap gulita. Api Islam ini bukan membakar, tetapi 

membawa kebahagiaan, kesucian, dan kebenaran yang menjalar ke seluruh dunia. 

Api Islam inilah yang menurut Soekarno telah menggerakkan sejarah peradaban 

 

18Soekarno, “Masjarakat Onta dan Masjarakat Kapal-Udara,” h. 485.    

19Soekarno, “Surat-Surat Islam Dari Ende,” dalam K. Goenadi dan H. Muallif Nasution 

(eds.). Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965), 

h. 334.   
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manusia sehingga berdirilah kerajaan-kerajaan dan negara-negara besar baik di 

Barat maupun di Timur yang diwahyui oleh agama Islam.20  

Term api Islam ini telah diperkenalkan Soekarno saat berkorespondensi 

dengan Ahmad Hassan. Air Langga Pribadi Kusman Memahami api Islam yang 

dimaksud oleh Soekarno sebagai spirit kemerdekaan ruh, akal, dan pikiran, serta 

nilai-nilai kesetaraan umat manusia sebagai landasan etis ajaran Islam.21 

Sebenarnya term api Islam ini lebih dari itu, mencakup menyebut subtansi dan 

prinsip-prinsip ajaran Islam yang disebut oleh Soekarno sebagai “roh Islam.”22 

Term api Islam ini digunakan juga oleh Soekarno untuk menyebut semangat Islam 

(girah) dalam jiwa seseorang yang bisa ditemukan di hati seorang yang beriman.23 

Term api Islam atau roh Islam ini akhirnya menjadi ambigu karena Soekarno 

menggunakannya dalam tiga makna tersebut berganti-ganti, bahkan ketiganya 

sekaligus, sehingga hanya dapat dimengerti dalam satu-kesatuan konteks di mana 

term tersebut digunakannya dalam tulisan-tulisannya atau pidato-pidatonya.  

Term  Soekarno ini seringkali disangkutpautkan dengan karya Sayyid Amir 

Ali, The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Ideals of Islam karena 

Soekarno sering mengutipnya dalam berbagai tulisan atau pidatonya. Berhard 

Dahm menyebut bahwa term api Islam ini tidak berasal dari Soekarno, tetapi dari 

 

20Soekarno, “Api Islam, Motor Terbesar Umat Manusia: Amanat pada Peringatan Nuzulul 

Qur’an Di Istana Negara, Jakarta, 1 Februari 1964,” Bung Karno dan Islam: Kumpulan Pidato 

tentang Islam 1953-1966 (Cet. I; Jakarta: Haji Masagung dan Inti Idayu Press, 1990), h. 123-124.   

21Airlangga Pribadi Kusman, Merahnya Ajaran Bung Karno: Narasi Pembelaan Ala 

Indonesia  (Cet. I; Teluk Naga: GDN, 2023), h. 418.  

22Soekarno, “Surat-Surat Islam Dari Ende,” 341.    

23Lihat Soekarno, “Islam adalah Agama Perbuatan: Amanat pada Peringatan Nuzulul 

Qur’an Di Istana Negara, Jakarta, 10 Januari 1966,”  Bung Karno dan Islam: Kumpulan Pidato 

tentang Islam 1953-1966 (Cet. I; Jakarta: Haji Masagung dan Inti Idayu Press, 1990), h. 198.   
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Jean Jaures (1859-1914), seorang orator dan Sosialis Perancis. Dalam pidatonya 

pada Parlemen Paris, Jaures mengatakan bahwa kaum Sosialis telah mengambil api 

dari cita-cita demokrasi, sedangkan kaum liberal hanya mengambil abunya. Dahm 

mengatakan bahwa Soekarno hanya memberikan sumber baru pada tamsil tersebut, 

yaitu menghubungkannya dengan Islam.24 Pendapat Dahm ini sangat beralasan 

karena Soekarno sendiri mengutip kata-kata Jaures tersebut dalam artikelnya yang 

masih dalam bentuk tulisan tangan, yaitu Mendjadi Guru Di Masa Kebangunan.25 

Makna baru yang diberi Soekarno ini kemungkinan besar berasal dari Thomas 

Carlyle yang mengibaratkan kemajuan Islam sebagai dinamit eksplosif yang 

ledakannya melahirkan “api yang menyala-nyala.”26 Soekarno secara kreatif 

mengkonstruksi term baru api Islam, lalu dihubungkan dengan karya Amir Ali The 

Spirit of Islam yang diartikannya sebagai roh Islam.27 Term api Islam dan roh Islam 

ini adalah term yang identik untuk menyebut subtansi atau prinsip-prinsip Islam 

yang dapat mentransformasikan sejarah peradaban manusia lebih maju dan terus 

mencapai kemajuan, tetapi kedua term itu berasal dari penerjemahan kreatif dari 

dua sumber yang berbeda.  

 

24Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 225.   

25Soekarno, “Mendjadi Guru Di Masa Kebangunan,” dalam dalam K. Goenadi dan Muallif 

Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera 

Revolusi, 1965), h. 625.  

26Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History, h. 76.   

27Soekarno, “Masjarakat Onta dan Masjarakat Kapal-Udara,” dalam K. Goenadi dan H. 

Muallif Nasution (eds.). Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah 

Bendera Revolusi, 1965), h. 484-485 dan  Soekarno, “Api Islam, Motor Terbesar Umat Manusia: 

Amanat pada Peringatan Nuzulul Qur’an Di Istana Negara, Jakarta, 1 Februari 1964,” dalam Bung 

Karno dan Islam: Kumpulan Pidato tentang Islam 1953-1966 (Cet. I; Jakarta: Haji Masagung dan 

Inti Idayu Press, 1990), h. 123. Bandingkan dengan Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-Worship and 

the Heroic in History, h. 79.  
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Jika Islam merupakan agama kemajuan maka pembaharuan Islam, termasuk 

pembaharuan hukum-hukum Islam merupakan sesuatu yang urgen untuk dilakukan. 

Sesuatu yang maju harus dilakukan pembaharuan dan bukan mengulang-ulang 

pemahaman lama yang sudah usang. Bagi Soekarno bahwa “Islam is progress” 

atau Islam adalah kemajuan, sedangkan progress bermakna sesuatu baru yang lebih 

sempurna atau lebih tinggi tingkatannnya daripada yang terdahulu. Progress bagi 

Soekarno juga bermakna creation atau menjadikannya baru, sehingga bukan 

mengulangi sesuatu yang terdahulu atau mengkopi kembali sesuatu yang lama.28  

 Pembaharuan merupakan upaya memajukan kembali Islam dan kembali 

meraih api Islam itu sendiri dengan jalan membangun kembali (re-birth) yang 

diistilahkan oleh Soekarno dengan rejuvenation atau memudakan pengertian 

Islam.29 Soekarno menghubungkan pembaharuan Islam dengan hukum sejarah 

universal yang senantiasa berubah. Perubahan tentang pemahaman keagamaan 

adalah kehendak sejarah yang tidak bisa dielakkan yang disebutnya “panta rei” 

seperti yang disebutkan oleh seorang filosof Yunani, yaitu Heraclitus (540-480 

s.M) bahwa segala hal mengalir, segala hal selalu berubah, dan segala hal selalu 

mengalami pembaharuan. Menurut Soekarno bahwa ajaran-ajaran agama pun  akan 

mengalami panta rei, sehingga pengertian-pengertian tentang agama selalu 

mengalami perobahan. Tentu apabila progresivitas Islam terhenti maka akan terjadi 

kejumudan yang menyebabkan gerak kemajuan Islam akan terhenti. Bagi Soekarno 

 

28Soekarno, “Surat-Surat Islam Dari Ende,” h. 340.     

29Soekarno, “Api Islam, Motor Terbesar Umat Manusia: Amanat pada Peringatan Nuzulul 

Qur’an Di Istana Negara, Jakarta, 1 Februari 1964,” h. 125.   
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jika menolak pembaharuan terhadap pemahaman ajaran-ajaran Islam maka umat 

Islam akan mencekik kecerdasannya sendiri dan terjatuh dalam kejumudan.30  

Konsepsi Soekarno tentang pembaharuan Islam sepertinya sangat sederhana 

karena menganjurkan adanya perubahan pemikiran dalam Islam, juga tidak 

memiliki pemetaan khusus bagaimana perubahan tersebut harus dilakukan. Namun 

jika dianalisis dari eksplanasinya tentang memudakan pengertian Islam maka 

terdapat nalar tipikal yang secara implisit dapat mengungkapkan konsepsi Soekarno 

dalam mendeskripsikan Islam sebagai agama kemajuan dan peta tentang cara 

pembaharuan itu harus dilakukan. Nalar ini adalah dialektika Hegelian-Marxian.  

Soekarno sendiri mengakui bahwa dia adalah murid historische school 

(aliran pemikiran historis) Karl Heinrich Marx,31 sedangkan Marx merupakan 

pemikir yang menerapkan dialektika Hegelian dalam konteks sejarah yang 

melahirkan materialisme historis, sehingga bukan sesuatu yang mengejutkan jika 

paradigma dialektika Hegelian-Marxian menjadi pilihan utama Soekarno dalam 

mengkonsepsikan pemikiran Islam. Nalar ini semakin jelas ketika Soekarno 

menggambarkan bahwa sejarah dunia selalu menunjukkan adanya pertarungan 

antara dua kutup yang selalu bertentangan, yaitu antara kaum kuno dan kaum muda, 

antara ortodoksi dan evolusi, dan antara kolot dan modern, sedangkan Soekarno 

ingin menjadi salah satu motor evolusi Islam yang juga bermakna sebagai motor 

pembaharuan Islam. Hal ini diungkapkan Soekarno ketika diminta tanggapannya 

 

30Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 370-371.     

31Soekarno, “Tabir Adalah Lambang Perbudakan,” dalam K. Goenadi dan H. Muallif 

Nasution (eds.). Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera 

Revolusi, 1965), h. 351.    
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tentang hukum tabir dalam Islam.32 Deskripsi adanya kontadiksi tersebut 

merupakan tipikal nalar dialektika Hegelian-Marxian. 

Kata dialektika berasal kata“dialego” (bahasa Greek) bermakna diskusi dan 

pertukaran ide (to discuss) atau memperdebatkan suatu ide (debate).33 Dalam 

paradigma Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) dirumuskan teori tentang 

persatuan dari hal-hal yang bertengangan. Hegel bermaksud mengemukakan bahwa 

dalam semua perwujudan selalu ada gerak perubahan yang tercipta dari 

pertentangan-pertentangan dan tidak ada satupun dalam keadaan tetap. Dialektika 

dapat digambarkan sebagai pergeseran dari tahap yang lebih rendah ke tahap yang 

lebih tinggi sambil mengalami perubahan secara bersamaan menghasilkan pola 

pengulangan dari konflik yang diikuti oleh perubahan, saling bernegasi 

(mengingkari dan diingkari), berkontradiksi (melawan dan melawan), dan 

bermediasi (memperantarai dan diperantarai) yang selalu ada dalam totalitas 

berfikir.34 Negasi tidak dihilangkan atau dihancurkan, melainkan hanya disangkal 

segi-segi yang salah dan kebenarannya tetap dipertahankan. Hegel menggunakan 

istilah “aufheben” untuk menggambarkan pola penyangkalan ini yang memiliki 

tiga arti: menyangkal, membatalkan, menyimpan, dan mengangkat. Dari sinilah 

akan tercipta gerak maju ide, sejarah, dan peradaban manusia yang merupakan 

 

32Soekarno, “Tabir Adalah Lambang Perbudakan,” h. 350.    

33Sophia A. McClennen, The Dialectics of Exile: Nation, Time, Language, and Space in 

Hispanic Literatures (Indiana: Perdue University Press,2004), h. 29.   

34Andi Muawiyah Ramly, Peta Pemikiran Karl Marx (Materialisme  Dialektis dan 

Materialisme Historis) (Cet.III; Yogyakarta: LKiS, 2013), h. 14-15.   



 

 

 

 

 

 

191 
 

gerak perjalanan Roh (Geist).35  Hegel menjelaskan bahwa “ada” sebagai tesis, 

“tiada” sebagai antitesis, dan keduanya membentuk “menjadi” sebagai sintesis. Ia 

menjelaskan dalam konteks filsafat alam bahwa ide logis sebagai tesis, sedangkan 

alam sebagai antitesis, dan “roh (geist)” sebagai sintesis.36 Ada roh dalam manusia, 

tetapi roh dalam makam tinggi mengenal konsep. Jadi konsep, alam, dan roh adalah 

satu. Hegel menganggap tindakan manusia sebagai tindakan temporer. Roh tetap 

hidup meskipun tubuh yang terbatas musnah. Ini menunjukkan bahwa tujuan 

filsafat dialektika adalah untuk mencapai keabsolutan konsep manusia. Jasadnya 

bisa mati, tetapi idenya akan tetap hidup.  Kerja dan gerak adalah inti dari konsep 

berfikir. Ini bukan gerakan lurus; itu adalah gerakan yang selalu berubah dan 

berlawanan. Perkembangan Roh adalah inti dari seluruh proses dunia.37   

Karl Heinrich Marx menerima dialektika Hegel, tetapi menolak prinsip 

ontologisnya. Kekeliruan Hegel menurut Marx sebab dialektika disajikan dalam 

bentuk mistik karena Hegel mengkonstatir suatu pemahaman bahwa alam 

merupakan hasil dari “Roh Absolut,” sehingga dialektika muncul dalam bentuk 

idea. Menurut Marx bahwa dialektika terjadi pada alam materi sebagai fakta 

empiris yang dapat diamati oleh indera. Marx sebagai seorang filosof materialisme 

membalikkan paradigma Hegel bahwa materi merupakan inti realitas (fundamental 

 

35Listiyono Santoso, “Paradigma Materialisme Dialektis Dalam Epistemologi Karl Marx,” 

dalam Listiyono Santoso dkk, Epistemologi Kiri (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2003), h. 41-

42.   

36Lihat G.W.F. Hegel, Introduction to the Philosophy of History, terj.  Win Ushuluddin dan 

Harjali (Cet. III; Yogyakarta: Panta Rhei Books, 2014), h. 1-30 dan Wahyu Budi Nugroho, 

Memahami Kembali Marx, Marxisme dan Perkembangannya (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2019), h. 60  

37Lihat Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Reason in History, terj. Salahuddien Gz, Nalar 

dalam Sejarah (Cet. I; Bandung: Teraju, 2005), h.31-66.   
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reality) yang selalu terjadi proses perubahan dan pertentangan. Hal-hal yang terjadi 

di dunia nyata akan berpengaruh dalam kesadaran manusia. Paradigma Marx 

disebut dialektika materialisme (materialism dialectic).38  

Marx lalu menerapkan dialektika materialisme dalam memahami sejarah 

manusia yang melahirkan materialisme historis (historical materialism) sebagai 

pandangan materialisme terhadap sejarah yang merupakan implementasi 

dialiektika Hegelian dalam melihat hukum-hukum sejarah dan perubahannya. 

Hukum sejarah menurut Marx mencirikan mode produksi (mode of production) dan 

hubungan-hubungan produksi (relation of production) yang tiap-tiap 

perkembangan sejarah membutuhkan antitesis untuk mengantarkan manusia pada 

gerak sejarah yang lebih maju. Marx mendeskripsikan sejarah manusia bergerak 

maju dari tahap primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, dan komunisme.39 

Mode-mode produksi dan hubungan-hubungan produksi bagi Marx adalah inti 

struktur (base structure), sedangan aspek-aspek ideologis, seperti agama, budaya, 

hukum, politik, moral, dan nilai-nilai hanyalah superstruktur (superstructure) yang 

akan berubah jika inti strukturnya berubah. Perubahan sejarah peradaban manusia 

hanya akan terjadi jika mode produksi dan hubungan produksi berubah.40  

Jika Marx menerima dialektika Hegel dan menolak ontologinya yang idealis 

maka Soekarno menerima dialektika Hegel dan Marx, namun menolak ontologi 

 

38Listiyono Santoso, “Paradigma Materialisme Dialektis Dalam Epistemologi Karl Marx,” 

h. 42-43.   

39Rupert Wootflin dan Oscar Zarate, Mengenal Marxisme (Cet. I; Yogyakarta: Resist Book, 

2008), h. 38-39.  

40Andi Muawiyah Ramly, Peta Pemikiran Karl Marx (Materialisme  Dialektis dan 

Materialisme Historis), h. 144.  
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Marx yang materialis. Penolakan Soekarno terhadap materialisme Marx dalam 

nalar pembaharuan Islam membuatnya berpaling pada model dialektika Hegel yang 

mendasarkan gerak maju alam berada dalam dunia idea, yaitu Islam sebagai agama 

yang dapat dipahami rasio manusia sehingga melahirkan roh Islam atau api Islam. 

Tetapi Soekarno juga tidak sepenuhnya menjadi Hegelian yang menerangkan 

pembaharuan Islam terjadi secara ahistoris. Soekarno justru menggunakan analisis 

sejarah dalam melihat perubahan-perubahan pemahaman agama yang didorong 

oleh perkembangan zaman, seperti Marxisme yang mencari perubahan-perubahan 

ideologi yang disebabkan mode produksi dan hubungan produksi dalam sejarah. 

Implementasi dialektika Hegelian-Marxian Soekarno sangat asing bagi 

penganut setia Marxisme. Soekarno menyebut dirinya murid Historisme Marx, tapi 

malah berpaling pada alam idea untuk menggerakkan transformasi peradaban Islam 

seperti dialektika Hegel dan bukan mencari hukum-hukum perubahan pada sejarah 

umat Islam secara material seperti dialiektika Marx. Namun eksplanasi perubahan 

pemahaman keagamaan malah dicarinya pada sejarah peradaban manusia seperti 

dialektika Marx, sehingga pemahaman keagamaan seakan-akan adalah 

superstruktur dan sejarah peradaban manusia yang menjadi inti strukturnya. Nalar 

Soekarno dapat dikatakan “bolak-balik” dalam dialiektika Hegel dan  Marx ketika 

mendiskursuskan pembaharuan Islam. Nalar Soekarno yang bolak-balik ini 

memunculkan kebingungan bagi para peneliti dalam memahami Soekarno. 
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Goenawan Mohamad  menyebut  Soekarno  inkonsisten  sebagai  seorang  Marxis  

yang  perlu diteliti.41  

Inkonsistensi Soekarno sebagai seorang Marxis ini disebabkan ia menolak 

ontologi dialektika Marx yang materialis. Soekarno menyebut dirinya seorang 

sosialis, sedangkan sosialisme bangsa Indonesia adalah sosialisme yang menolak 

materialisme ekstrim yang anti Tuhan. Bangsa Indonesia menurut Soekarno adalah 

bangsa yang takut dan mencintai Tuhan.42  

Bagi Soekarno mudah menjelaskan posisinya terhadap Marxisme. Soekarno 

memandang bahwa Marxisme bukanlah agama dan bukan pula suatu sistem 

kehidupan. Marxisme hanyalah salah satu metode semata untuk memecahkan 

masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, dan kemasyarakatan.43 Karl Marx bagi 

Soekarno telah membuka banyak diskursus keilmuwan, seperti dialektik 

materialisme, nilai kerja, harga lebih, historis materialisme, statistika dan dinamika 

kapitalisme.44 Marxisme baginya juga merupakan suatu metode perjuangan untuk 

mengakhiri Kapitalisme dan menggantinya dengan sistem Sosialisme yang diyakini 

 

41Goenawan Mohamad, “Dari Ende Ke Arab Saudi,” dalam Daniel Dhakidae (ed.), 

Soekarno: Membongkar Sisi-Sisi Hidup Putra Sang Fajar, (Cet. I; Jakarta: Kompas, 2013), h. 215.   

42Cindy Adams, Sukarno and Autobiography as Told Cindy Adams, terj. Syamsu Hadi, 

Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat (Ed. Revisi, Cet. V; Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2018), 

h. 90.    

43Soekarno, “Mendjadi Pembantu “Pemandangan”: Sukarno, Oleh . . . Sukarno Sendiri,” 

dalam dalam K. Goenadi dan Muallif Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: 

Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965), h. 512.   

44Soekarno, “Memperingati 50 Tahun Wafatnja Karl Marx,” dalam K. Goenadi dan Muallif 

Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera 

Revolusi, 1965), h. 220   
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Soekarno akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.45 Suatu 

metode berfikir dan suatu ilmu perjuangan menurutnya tidak mesti bertentangan 

dengan agama, apalagi jika agama tersebut adalah agama yang rasional seperti 

agama Islam.46  

Dalam perspektif Soekarno bahwa Marxisme  harus dibedakan sebagai 

“filosofi materialisme” dan “materialisme sejarah.” Filosofi materialisme 

mengutamakan alam pemikiran semata-mata, sedangkan materialisme sejarah 

meneliti tentang alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan pemikiran. 

Pandangan-pandangan filosofis Karl Marx terkait dengan agama tidak begitu saja 

dapat diterima sebagai dasar dari materialisme sejarah. Soekarno berbeda dengan 

Vladimir Ilyich Lenin (1870-1924) yang memandang filosofi materialisme sebagai 

dasar dari materialisme sejarah. Soekarno mengeluarkan filosofi materialisme dari 

Marxisme, sehingga ia dapat membenarkan klaimnya bahwa konflik antara 

Marxisme dan agama tidak tepat. Soekarno lalu menggunakan Marxisme sebagai 

alat analisis tanpa merasa berkepentingan dengan filsafatnya yang materialis dan 

anti Tuhan.47 

Sebenarnya paradigma berfikir ini berangkat dari cara berfikir tradisional 

Indonesia yang menolak terjebak pada pola berfikir yang eksklusif dan diametral, 

 

45Lihat Soekarno, “Marxisme Menunjukkan Jalan Menyudahi Kapitalisme yang Jahat,” 

dalam  Iman Toto K. Rahardjo dan Herdianto WK (ed.), Bung Karno, Gerakan Mahasiswa dan 

Massa (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2001), h. 94.    

46Soekarno, “Mendjadi Pembantu “Pemandangan”: Sukarno, Oleh . . . Sukarno Sendiri,” 

dalam K. Goenadi dan Muallif Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya 

Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965), h.  512.  

47Ign. Gatut Saksono, Marhaenisme Bung Karno: Marxisme Ala Indonesia (Cet. I; 

Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas, 2008), h. 39.   
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sehingga tidak menjadi keharusan untuk mengadakan pilihan antara “a” atau “b.” 

Cara berfikir sinkretisme Jawa memandang bahwa kedua entitas atau lebih yang 

terpisah dapat bersatu dan disintesiskan seolah-olah tidak ada pertentangan, sekali 

pun sebenarnya memiliki banyak perbedaan. Pola berfikir ini selalu mencari 

persesuaian dalam jaringan eklektisisme di antara kutub-kutub yang bertentangan 

untuk menciptakan harmoni kosmik.48 Dalam cara berfikir sinkretis dan eklektis 

bahwa nalar bolak-balik pada kutub-kutub paradigma yang berlawanan adalah hal 

yang biasa karena semua dipadukan untuk menciptakan hubungan yang harmonis. 

Justru inkonsistensi diperlukan agar nalar dapat bekerja untuk bergerak pada kutub-

kutub paradigma yang saling berlawanan. 

Jika Marxisme dalam pandangan Soekarno hanyalah metode berfikir maka 

tidak mengherankan jika ia tidak akan sepenuhnya setia kepada cara-cara berfikir 

Marxisme, namun dapat beralih kepada cara-cara berfikir lain sekalipun dimensi 

epistemologinya bertentangan dengan Marxisme. Goenawan Mohamad 

memandang Soekarno sebagai seorang penganut pragmatisme yang 

mengintegrasikan Empirisme dan Rasionalisme.49 Dengan kata lain, Soekarno 

sedang mengintegrasikan dialektika Hegel yang rasional dengan dialektika Marx 

yang empiris.   

Kata pragmatisme bermula dari bahasa Yunani, yaitu“pragma” yang 

bermakna perbuatan. Pragmatisme adalah aliran atau pendekatan filsafat yang 

menekankan pentingnya praktisitas dan efektivitas dalam menilai nilai kebenaran 

 

48TB. Simatupang, “Arti Cita-Cita dan Pikirannya,” dalam Aristides Katoppo (ed.), 80 

Tahun Bung Karno (Cet. I; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 24.   

49Goenawan Mohamad, “Dari Ende Ke Arab Saudi,” h. 215.   
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suatu ide atau proposisi. Aliran ini lebih fokus pada konsekuensi praktis atau akibat 

dari suatu gagasan daripada mencari kebenaran absolut atau esensial. Pragmatisme 

menekankan bahwa nilai atau kebenaran dari suatu gagasan dapat diukur 

berdasarkan hasil konkret yang diperoleh melalui pengalaman atau tindakan. 

Pragmatisme menganggap kebenaran sebagai sesuatu yang dapat diukur oleh 

efektivitasnya dalam mencapai tujuan praktis atau menyelesaikan masalah konkret. 

Pengalaman dan hasil konkret merupakan fokus utama dan mengutamakan 

pengetahuan yang implementatif. Pragmatisme juga cenderung menolak spekulasi 

filosofis yang tidak memiliki aplikasi praktis atau dampak langsung pada kehidupan 

manusia. Para penganut pragmatisme seringkali skeptis terhadap pemikiran yang 

terlalu abstrak atau teoritis jika tidak dapat dihubungkan dengan pengalaman 

praktis atau tindakan nyata dan mendorong fleksibilitas dalam pemikiran dan 

bersedia untuk mengubah pandangan atau metode jika ditemui informasi atau 

kondisi baru yang dapat menghasilkan hasil yang lebih baik.50  

Soekarno sendiri menjelaskan bahwa ia bukan seorang ahli pengetahuan, 

namun seorang yang selalu tidak puas dengan ilmu. Bagi Soekarno bahwa ilmu 

hanya akan berharga jika dapat diabdikan untuk kehidupan manusia, bangsa, dan 

kemanusiaan. Ilmu harus terkoneksi dengan amal dan perbuatan, sedangkan 

perbuatan harus dipimpin oleh ilmu pengetahuan. Soekarno mengistilahkan 

 

50Atang Abdul Hakim dan Beni Ahmad Saebani, Filsafat Umum: Dari Metodologi sampai 

Teofilosofi (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 319-321 dan Jufri Naldo, Buku Ajar Filsafat 

Umum (Cet. I; Medan: Merdeka Kreasi, 2022), h. 97-101.  
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Pragmatisme ini dengan kennis (pengetahuan) dan daad  (tindakan, perbuatan, atau 

pencapaian) yang harus saling wahyu-mewahyui satu sama lain.51  

Pragmatisme Soekarno ini dapat ditelusuri pada tradisi berfikir Jawa yang 

mengandung pragmatisme karena mau mengadopsi unsur-unsur asing asalkan 

memiliki kegunaan untuk kepentingan dirinya dan masyarakat. Hal inilah yang 

membuat para priyayi Jawa memiliki keistimewaan bersikap terbuka, dinamis, dan 

cepat menerima elemen budaya dari mana pun mereka berasal, baik dari 

kebudayaan Hindu, Budha, Islam, atau Barat untuk memperkuat Kejawennya.52  

Ciri khas dari nalar dialektika Hegelian-Marxian yang pragmatis selalu 

menganjurkan think (berfikir) dan berpikir ulang rethink (berfikir ulang) dalam 

siklus pembaharuan pemikiran yang terus berlangsung demi kemajuan. Soekarno 

berkali-kali menganjurkan penggunaan nalar ini bukan hanya dalam konteks 

pembaharuan pemikiran Islam, namun pembaharuan pemikiran lainnya, misalnya 

Marxisme yang harus di-rethink sesuai kondisi di Indonesia,53 serta konsepsi 

demokrasi terpimpin yang harus terus disempurnakan dalam siklus think  dan re-

think.54  

 

51Soekarno, “Ilmu dan Amal, Geest-Wil-Daad”: Pidato Di Waktu Menerima Penghargaan 

Doctor Honoris Causa sebagai Penggali Pancasila oleh Universitas Gadjah Mada Pada 19 September 

1951 Di Yogyakarta, dalam Floriberta Aing, Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno (Cet. I; 

Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), h. 45-46.   

52Simuh, “Interaksi Islam dan Budaya Jawa,” dalam Anasom (ed.). Merumuskan Kembali 

Interelasi Islam-Jawa (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media: 2004), 38 dan Iman Budhi Santosa, 

Spiritualisme Jawa (Cet. I; Yogyakarta: Diva Press, 2021), h. 225.  

53Lihat Soekarno, “Marxisme Menunjukkan Jalan Menyudahi Kapitalisme yang Jahat,” h. 

94.   

54Lihat Soekarno, “Amanat Presiden Sukarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia, 17 Agustus 1963 di Jakarta, dalam Muallif Nasution (ed.), Di Bawah Bendera Revolusi, 

Jilid II (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965), h. 536.    
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Kalau nalar dialektika Hegelian-Marxian Soekarno dapat dipahami dalam 

mewacanakan pembaharuan Islam maka konsepsi Soekarno ini dapat dimengerti 

pula dengan baik. Pembaharuan Islam merupakan wilayah pemahaman manusia 

yang bagi nalar dialektika Hegelian-Marxian Soekarno juga harus bergerak maju 

dalam perubahan-perubahan sepanjang sejarah sebagai konsekuensi dari 

progresivitas Islam itu sendiri. Jika Islam adalah agama kemajuan maka kemajuan 

itu akan bergerak dengan perubahan. Pemahaman ajaran agama masa lalu akan 

menjadi tesis, kritik terhadap pemahaman lama itu akan menjadi antitesis, dan 

akhirnya akan tercipta pemahaman agama baru yang lebih maju yang menjadi 

sintesisnya. Sintesis ini pada masa yang akan datang akan kembali menjadi 

pemahaman yang lama, sehingga menjadi tesis yang akan mengulang proses 

tersebut seterusnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Soekarno bahwa dalam ajaran 

agama pun terdapat panta rei. Letak kesempurnaan Islam akhirnya bukan pada 

mempertahankan pemahaman keagamaan yang lama dan dogmatis, tetapi pada 

pemahaman-pemahaman baru yang senantiasa beradaptasi dengan gerak kemajuan 

zaman. Dalam konteks inilah memudakan pengertian Islam sebagai bentuk 

rethinking of Islam menjadi relevan sebagai implementasi kemajuan Islam.  

Hal inilah yang menjadi tipikal wacana pembaharuan Islam oleh Soekarno, 

termasuk di dalamnya hukum-hukum Islam. Diskursus memudakan pengertian 

Islam sebagai bentuk rethinking of Islam diletakkan dalam kerangka nalar 

dialektika Hegelian-Marxian, sehingga pembaharuan Islam akan tetap berjalan 

sampai kapanpun dalam kerangka tesis, antitesis, dan sintesis sebagai implementasi 

kemajuan Islam.  
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Pemikiran Soekarno ini tentu sangat terlalu maju untuk ukuran zamannya 

(avant garde) karena rethinking of Islam nyatanya menjadi wacana aktual baru akan 

dibicarakan oleh para intelektual Islam setengah abad kemudian. Syahrin Harahap 

mengatakan bahwa rethinking Islam dipopulerkan oleh Mohammed Arkoun (1928-

2010),55 padahal setengah abad sebelumnya telah diwacanakan oleh Soekarno. 

Arkoun khusus bergerak dalam wilayah interpretasi al-Quran secara semiotis 

historis, sehingga berada dalam wilayah epistemologis.56 Adapun rethinking of 

Islam model Soekarno berada dalam wilayah dialektika Hegelian-Marxian yang 

bertumpu pada kritik idealis-historis untuk menyesuaikan  pemahaman  umat  Islam  

terhadap  agamanya  sesuai  perkembangan zaman.  

Soekarno dapat dikatakan sebagai salah seorang pionir yang menggunakan 

nalar dialektika Hegelian-Marxian dalam memahami Islam yang sangat terlalu 

maju untuk ukuran zamannya di Indonesia di era tahun 1940-an, bahkan di dunia 

Islam.  Dunia Islam memerlukan waktu hampir setengah abad kemudian untuk 

melihat kembali nalar dialektika Hegelian-Marxian didemonstrasikan dalam 

 

55Syahrin Harahap, Islam dan Modernitas: Dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan 

Kesalehan Modern (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), h. 77.   

56Rethinking Islam sebenarnya juga bukan istilah genuine dari Arkoun. Istilah tersebut 

mucul dari Robert D. Lee untuk menyebut pemikiran pembaharuan Arkoun dengan persetujuan 

Arkoun sendiri, terutama ketika Lee hendak menerjemahkan buku yang ditulis Arkoun dalam bahasa 

Perancis, yaitu  Ouvertures sur I‘Islam  ke dalam bahasa Inggris. Arkoun melakukan penafsiran al-

Quran dengan menggunakan pendekatan semiotik historis. Dia berusaha menunjukkan bagaimana 

pemahaman teologis, historis, dan linguistik telah menyebabkan kebingungan mengenai tingkatan 

makna dalam al-Quran. Arkoun menekankan pentingnya mendefinisikan ulang kondisi teoretis 

untuk “membaca” al-Quran dalam arti linguistik saat ini yang tidak boleh dikacaukan dengan bacaan 

atau variasi teks yang dilaporkan dalam tradisi setelah pembentukan mushaf. Pendekatan semiotik 

historis ini memungkinkan Arkoun untuk menganalisis teks-teks suci dalam konteks sejarah dan 

sosial mereka, serta mempertimbangkan bagaimana teks-teks tersebut telah didekontekstualisasi dan 

direkontekstualisasi dalam berbagai budaya dan sesuai dengan kebutuhan ideologis dari berbagai 

aktor. Lihat Mohammed Arkoun, Ouvertures sur I‘Islam, terj. Robert D. Lee, Rethinking Islam: 

Common Questions, Uncommon Answers (New York: Routledge, 2019), h. xv dan 4-5.  



 

 

 

 

 

 

201 
 

diskursus pemikiran pembaharuan Islam, khususnya lewat Ali Syari’ati (1933-

1977) dan Ḥassan Ḥanafī (1935-2021). Tidak terlalu berlebihan jika Dawam 

Rahardjo menyebut bahwa Soekarno memiliki peran yang istimewa dalam sejarah 

pembaharuan pemikiran Islam karena dia melengkapi pemikirannya dengan 

analisis ilmu sosial, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh pemimpin Islam 

lainnya pada masanya.57  

2. Islam Rasional dengan Nalar Abduhisme 

Kata rasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu rational yang secara literal 

bermakna perilaku, ide dan sebagainya yang didasarkan pada pertimbangan akal 

dari pada emosi (behavior, ideas et cetera based on reason rather than emotions) 

atau seseorang yang mampu berfikir dengan jernih dan mengambil keputusan 

berdasarkan pertimbangan akal dari pada emosi (of a person able to think clearly 

and make decisions based on reason rather than emotions).58 Makna ini 

menunjukkan bahwa rasional diasosiasikan dengan segala tindakan yang 

didasarkan pada pertimbangan yang dapat diterima oleh akal pikiran. Rasional 

merupakan hasil dari berpikir (reason), yaitu kemampuan manusia untuk melihat, 

membentuk, dan mempelajari hubungan-hubungan kognitif yang mencakup semua, 

mulai dari pengandaiannya, kesimpulan-kesimpulannya, sampai kepada cara 

pengandaiannya untuk memahami hakikat terakhir dari segala sesuatu secara 

langsung.59  

 

57Dawam Rahardjo, “Bung Karno Sebagai Pemikir Islam,” h. 148.    

58A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, h. 1216.   

59Lukman S. Thahir, Kritik Islam Rasional Harun Nasution: Dari Nalar Tradisi, 

Modernitas, Hingga Nalar Kritis (Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksim 2012), h. 93.    
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Adapun kata akal terambil dari bahasa Arab, yaitu al-·aql yang secara 

etimologi terambil dari kata ·aqala (fi·il māḍī), ya·qulu atau ya·qilu (fi·il muḍāri·) 

dan ·aqlan  yang bermakna pengikat, seperti tali pengikat yang disebut al-·iqāl.60 

Penyebutan akal sebagai tali pengikat terkait dengan potensi akal yang diberikan 

kepada manusia yang berfungsi sebagai tali pengikat agar menghalanginya dari 

kesalahan atau perbuatan dosa.61 Makna akal lalu diartikan dengan pemahaman atau 

pengertian (fahm) dan perancangan, pengaturan atau perenungan (dabr) yang 

menekankan pentingnya akal dalam memahami suatu situasi, merenungkannya, dan 

merencanakan langkah-langkah atau tindakan yang tepat berdasarkan pemahaman 

tersebut. Ini mencerminkan kombinasi antara pemahaman yang baik dan 

kemampuan merencanakan atau mengelola sesuatu dengan bijaksana.62 Dalam 

konteks ini, al-Khalīl bin Aḥmad al-Farāhidī (718-791 M) mengartikan al-·aql 

secara literal adalah mengatasi kebodohan atau ketidaktahuan (naqīd al-jahl) yang 

mencerminkan tindakan atau usaha untuk mengatasi atau membantah 

ketidakpengetahuan dengan menyediakan informasi, pengetahuan, atau argumen 

yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik.63  

Imam al-Ragib al-Iṣfahānī (w. 502 H/1108 M) memaknai akal sebagai 

kemampuan untuk menerima pengetahuan, sehingga ilmu yang bermanfaat yang 

 

60Louis Ma’lūf,  al-Munjīd Fī al-Lugah wa al-A·lām, Jilid I (Cet. XLIX; Beirut: Dār al-

Masyriq, 2017), h. 520.    

61M. Quraish Shihab, Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal Dalam 

Islam (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 88.   

62Louis Ma’lūf,  al-Munjīd Fī al-Lugah wa al-A·lām, Jilid I, h. 520.  

63Abī al-Ḥusayn Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, Mu·jam Maqāyis al-Luggah, Juz V, ·Abd 

al-Salām Muḥammad Hārūn (ed.) (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 69.   
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diterima oleh manusia dengan melalui kekuatan ini disebut akal.64 Sedangkan 

Muhammad Quraish Shihab mendefinisikan bahwa akal dapat dipahami sebagai 

daya pikir yang digunakan untuk mengerti atau memahami persoalan yang 

dipikirkannya.65  

Islam rasional dalam menjelaskan agama Islam tidak hanya bergantung 

pada wahyu, tetapi juga memasukkan pemikiran manusia dan menggunakannya 

untuk mendukung ajarannya. Islam rasional memiliki ciri-ciri, yaitu: Pertama, 

menggunakan akal pikiran untuk memperkuat argumen ajaran Islam yang 

dimajukan tanpa meninggalkan wahyu. Kedua, selalu mencari hikmah dari ajaran 

Islam yang dapat diterima oleh akal. Ketiga, selalu berpikir sistematis, radikal, dan 

universal. Keempat, selalu tanyakan alasannya. Kelima, pikirannya sejalan dengan 

hukum-hukum alam yang diciptakan Tuhan. Keenam, mencari cara untuk 

menyesuaikan pendapat akal dengan wahyu. Ketujuh, senantiasa percaya bahwa 

pintu ijtihad tidak pernah tertutup dan hasil pemikiran akal dianggap sebagai 

sesuatu yang sementara dan bukan hasil akhir.66  

Paradigma Islam rasional seperti yang dipetakam oleh Abuddin Nata dapat 

ditemukan keseluruhannya pada diri Soekarno. Soekarno memandang bahwa Islam 

adalah agama yang paling rasional dan simplistis.67 Al-Quran menurut Soekarno 

sangat menghargai penggunaan akal dengan bertanya berkali-kali, ”apakah kamu 

 

64al-Ragib al-Iṣfahānī, al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān, Juz I, Muṣṭafā al-Bāz (ed.) (t.t.: 

Muṣṭafā al-Bāz, t.th.), h. 444.   

65M. Quraish Shihab, Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal Dalam 

Islam, h. 87.   

66Abuddin Nata, Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia (Cet. II; Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2001), h. 62-63.   

67Soekarno, “Surat-Surat Islam Dari Ende,” h. 340.      
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tidak berfikir,” atau “apakah kamu tidak menimbang?” Apakah kamu tidak 

merenungkan?”68  

Soekarno memandang bahwa semua ajaran Islam bukan tidak hanya 

berdasarkan pada keimanan semata, namun dapat diterima oleh akal pikiran 

manusia. Tidak ada ajaran Islam yang menurut Soekarno yang tidak bisa dijelaskan 

oleh akal manusia karena ajaran Islam memberikan pimpinan terhadap manusia 

yang dapat diterima oleh hati dan akalnya sekaligus. Islam bagi Soekarno bukan 

agama klenik yang serba magis dan mistis. Islam juga bukan agama yang dogmatis 

yang memaksakan manusia untuk menerima semua ajaran Islam dengan membabi 

buta. Berkali-kali Soekarno dalam pidatonya tersebut menekankan tidak ada 

kepercayaan membabi buta dalam Islam yang disebutnya blindelings.69  

Kata blindelings ini dalam bahasa Belanda berasal dari kata blind yang 

bermakna buta, mati, buntu, tersembunyi atau tidak terlihat. Tudung yang menutup 

makanan sehingga orang tidak bisa melihat makanan yang ditutup, juga daun pintu 

yang menutup pintu sehingga orang di dalam tidak bisa melihat keluar begitu pula 

sebaliknya disebut blind. Orang buta disebut blinde. Istilah blindelings dapat berarti 

“mata tertutup” atau “tanpa melihat.” Istilah ini dapat merujuk pada tindakan atau 

keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan atau melihat dengan seksama 

 

68Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 398.    

69Soekarno, “Berjalan Terus Di Atas Ajaran Islam: Amanat Pada Peringatan Maulid  Nabi 

Muhammad saw. Di Istana Negara, Jakarta, 12 Juli 1965,”  dalam Bung Karno dan Islam: Kumpulan 

Pidato tentang Islam 1953-1966 (Cet. I; Jakarta: Haji Masagung dan Inti Idayu Press, 1990), h. 162.   
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situasi atau konsekuensinya. Dalam konteks ini, blindelings dapat diartikan sebagai 

bertindak tanpa memikirkan atau tanpa pertimbangan yang matang.70   

Bagi Soekarno bahwa ajaran-ajaran Islam semua dapat dijelaskan secara 

rasional, sehingga tidak ada tempatnya meletakkan segala ajaran-ajaran Islam 

hanya bermodalkan keimanan yang dogmatis, apalagi klenik dan mistis. Soekarno 

tidak percaya hal-hal yang bersifat mistis dan klenik. Bambang Widjanarko (1927-

1996) yang menjadi ajudan Soekarno ketika menjabat Presiden R.I. selama 8 tahun 

memandang bahwa Soekarno sangat rasional. Soekarno menurutnya tidak pernah 

memuja suatu benda yang dipandang keramat, sekali pun orang lain menganggap 

benda tersebut memiliki kekeramatan. Soekarno menyenangi suatu benda 

berdasarkan alasan-alasan yang rasional, seperti keindahan seni atau nilai 

historisnya semata.71  

 Soekarno sangat rasional dalam memahami doktrin-doktrin agama, bahkan 

dalam masalah-masalah yang dalam pandangan agamawan tidak perlu lagi 

dipertanyakan. Jika ia menerima suatu doktrin keagamaan maka ia akan mencari 

penjelasan rasionalnya.  

Soekarno pernah terlibat dialog dengan Pendeta Franciscus Georgius 

Josephus Van Lith di masa mudanya. Soekarno menolak penjelasan Van Lith 

bahwa Tuhan hanya mampu berbuat baik. Bagi Soekarno bahwa penjelasan tersebut 

tidak masuk akal karena menurutnya Tuhan adalah Maha Kuasa, sehingga dengan 

 

70Lihat Shafwan Nugraha, Kamus Pocket Bahasa Belanda (Cet. I; Yogyakarta: Media 

Pressindo, 2018), h. 60 dan S. Moimam dan H. Steinhauer, Kamus Belanda-Indonesia (Cet. I; t.t.: 

Brill 2024), h. 145.  

71Bambang Widjanarko, Sewindu Dekat Bung Karno (Cet. I; Jakarta: Gramedia, 1988), h. 

24-25.  
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Maha Kuasa-Nya juga bisa berbuat kejahatan dan harus pula diakui bahwa 

kejahatan juga berasal dari Tuhan. Van Lith marah dan menuduh Soekarno sebagai 

orang berdosa dan menjelekkan Tuhan. Hati Soekarno menerima kehadiran Tuhan, 

namun akalnya menghendaki suatu penjelasan.  Soekarno nantinya “menemukan 

Tuhan” ketika ia berada di Penjara Sukamiskin dan bisa menerima kehadiran-Nya 

dan takdir-Nya.72  

Soekarno juga pernah terlibat diskusi dengan seorang sufi modern yang 

menjadi guru tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Padang, Syekh Sidi Kadirun 

Yahya (1917-2001) tentang Tuhan yang mengampuni dosa hanya karena perbuatan 

remeh, seperti pelacur yang memberi minum pada seekor anjing. Kadirun Yahya 

lalu memberikan penjelasan rasional dengan menggunakan pendekatan fisika dan 

matematika yang memuaskan Soekarno yang intinya jika semua perbuatan 

dikaitkan dengan keikhlasan kepada Allah Swt. akan menghancurkan dosa.73  

Pandangan Soekarno tentang rasionalitas ajaran-ajaran Islam ini menjadi 

ciri khas dari kaum pembaharu atau kaum modernis yang mewarisi semangat 

rasionalitas Syaikh Muḥammad  ·Abduh.  Islam  rasionalnya  Soekarno  berada   

dalam   jalur  nalar  Abduhisme. 

Term Abduhisme diperkenalkan oleh Nurcholish Madjid (1939-2005) 

untuk menyebut Harun Nasution (1919-1998) yang setia mengikuti pemikiran 

 

72Lihat Ahmad Noto Soetardjo, Bung Karno Mencari dan Menemukan Tuhan  (Jakarta: 

Lembaga Penggali dan Penghitung Sejarah Revolusi Indonesia, 1993), h. 47-51.   

73Lihat Iwan Mahmud Al-Fattah, Bung Karno Dalam Pusaran Islam: Menguak Pemikiran, 

Kontroversi, Perjalanan Panjang Sang Putra Fajar Dengan Organisasi dan Para Tokoh Islam (Cet. 

II; Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2022),  h. 299-302.    



 

 

 

 

 

 

207 
 

pembaharuan Islam ·Abduh. Term ini lalu digunakan untuk menyebut paradigma 

berfikir ·Abduh yang diikuti oleh seseorang.74   

·Abduh telah menjadi otoritas bagi kaum pembaharu di dunia Islam, 

sehingga ia dikenal sebagai bapak modernisme Islam (the father of modernism). 

·Abduh dengan berbagai tulisannya telah berfungsi sebagai perlindungan, 

pendukung, dan senjata bagi para modernis di bidang sosial politik dengan 

menggunakan namanya. Dengan demikian, para modernis memperoleh pengakuan 

di kalangan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah mendengar ajaran baru itu. 

Ciri tipikal dari nalar Abduhisme adalah meyakini bahwa Islam adalah agama 

rasional, menjunjung tinggi akal, beragama tidak bertentangan dengan akal, dan 

berlandaskan pada akal.75 ·Abduh mengatakan:  

.76 

Artinya: 

“Sebagaimana mereka sepakat [para ulama] bahwa sesungguhnya agama jika 

didatangkan dengan sesuatu untuk pemahaman keagamannya maka tidak 

akan didatangkan dengan pemikiran yang bertentangan dengan agama.”  

 

 Menurut ·Abduh bahwa akal merupakan asas yang penting dalam Islam, 

bahkan agama didasarkan pada akal. Pemikiran rasional merupakan dasar asasi 

 

74Nurcholish Madjid, “Abduhisme Pak Harun,” dalam Aqib Suminto dkk (eds.), Refleksi 

Pembaharuan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution (Cet. I; Jakarta: LSAF, 1989), h. 102-

110 dan Khairudien Aljunied, Shapers of Islam in Southeast Asia (Cet. I; Oxford: Oxford University 

Press, 2022), h. 68.  

75Lukman S. Thahir, Kritik Islam Rasional Harun Nasution: Dari Nalar Tradisi, 

Modernitas, Hingga Nalar Kritis, h. 67-68.   

76Muḥammad ·Abduh, Risālah al-Tawhīd (Cet. I; Kairo: Dār al-Syurūq, 1414M/1994 H), 

h. 19-20.   
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sebagai jalan untuk mengantarkan kepada keimanan yang benar yang dapat 

ditegakkan melalui hujjah yang ditetapkan berdasarkan akal.77 ·Abduh meyakini 

tentang kekuatan akal dan daya nalarnya untuk mencapai kebenaran, sehingga akal 

dapat mengajarkan manusia bahwa ada kehidupan di dunia ini dan bahwa mereka 

harus bersyukur kepada Tuhan. Akal juga dapat mengajarkan mereka bahwa 

kebaikan adalah dasar kebahagiaan dan kejahatan adalah dasar kesengsaraan di 

akhirat.78  

Nalar Abduhisme Soekarno tidaklah berasal dari ·Abduh secara langsung. 

Soekarno dalam artikel-artikelnya hanya dua kali menyebut ·Abduh dalam 

kaitannya dengan gerakan Pan-Islamisme, bukan kaitannya dengan Islam 

rasionalnya.79 Abduhisme Soekarno berasal dari Muḥammad Farīd Wajdī, seorang 

murid ·Abduh. Ia mengutip  Wajdī bahwa agama Islam tidak akan berkembang 

apabila tidak memperhatikan kemerdekaan roh, akal, dan ilmu pengetahuan. 

Soekarno mendorong agar memerdekan roh, akal, dan pengetahuan untuk 

membebaskan pemahaman Islam dari kejumudan dengan menggunakan pendapat 

Wajdī sebagai otoritasnya.80  

 

77Muḥammad ·Abduh, al-Islām Bayn ·Ilm wa al-Madaniyyah (Kairo: Kalimāt al-

·Arabiyyah, 2011), h. 54.  

78Muḥammad ·Abduh, al-Islām Bayn ·Ilm wa al-Madaniyyah, h. 18.   

79Soekarno, “Nasionalisme, Islam, dan Marxisme,” dalam K. Goenadi dan H. Muallif 

Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera 

Revolusi, 1965), h. 8-9.   

80Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 374 dan 376. Soekarno tidak 

menyebutkan sumbernya dari mana ia memperoleh pendapat Wajdī tersebut, padahal beberapa kali 

mengutip pendapat Wajdī ini dalam tulisan dan pidatonya. Soekarno tentu tidak dapat mengakses 

langsung tulisan Wajdī dalam bahasa Arab, sehingga kemungkinan besar kutipan ini berasal dari  

sumber-sumber  sekunder.  Kemungkinan   besar   sumber   dari   kutipan   ini   adalah   buku   karya   

Wajdī, al-Islām wa ·Aṣr al-·Ilm, namun bukan merupakan kutipan langsung, tetapi poin-poin penting 

rangkuman dari hal-hal yang ditulis Wajdī pada bab tentang al-·Ilm ·Inda al-Muslimīn. Lihat 
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Abduhisme Soekarno juga berasal pula dari para pemikir Islam rasional 

India yang berkembang di Aligarh, terutama Ahmad Khan dan Sayyid Amir Ali.81 

Soekarno menyebut Ahmad Khan sebagai “duta perdamaian (the apostle of 

reconsciliation atau de apostel der verzoening)” karena merekonsiliasi kemajuan 

zaman dengan ajaran Islam dan kemodernan dengan syariat, bukan dengan 

membongkar sama sekali pemahaman lama dan memunculkan pemahaman baru 

yang asing. Gerakan Aligarh dari Ahmad Khan ini mendorong pembaharuan 

pemahaman keagamaan di India yang sesuai dengan gambaran panta rei menurut 

Soekarno. Ahmad Khan juga seorang Abduhisme yang sangat meyakini bahwa 

Islam sejalan dengan akal. Sedangkan Amir Ali dijadikan rujukan oleh Soekarno, 

terutama dalam mengkonstruksi pemikiran hukum Islam yang rasional.82  

Soekarno sepakat dengan Wajdī untuk mengarahkan pembebasan 

kejumudan umat Islam dengan kembali membangkitkan etos pengembangan ilmu 

pengetahuan.83 Soekarno menyebutnya  dengan  “Islam science”  yang  mengkaji 

Islam bukan  hanya  berasal  dari pengetahuan yang didasarkan kepada al-Quran 

dan hadis, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Al-Quran dan hadis menurut 

Soekarno harus dikaji dalam cakrawala ilmu pengetahuan. Islam yang 

dipropagandakan dengan cara yang rasional seperti ini maka menurut Soekarno 

akan menyadarkan dunia akan kebenaran Islam. Soekarno bercermin dari 

 

Muḥammad Farīd Wajdī, al-Islām wa ·Aṣr al-·Ilm (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-·Arabī, t.th.), h. 

445-456. 

81Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 229-231 dan 

Ridwan Lubis, Sukarno dan Modernisme Islam, h. 151.     

82Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 389.     

83Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 447-448.     
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pengalamannya sendiri bahwa setelah ia menelalah buku tentang wacana Islam 

modernis dan saintifik maka ia semakin mengapresiasi Islam sebagai agama. 

Orang-orang yang mendakwahkan Islam tanpa ilmu pengetahuan, jumud, dan 

ortodoks atau anti pengetahuan dan hanya menyuruh kepada taklid maka akan 

menjauhkan orang dari Islam. Dengan sarkas Soekarno menyebutnya “mesum 

mbahnya mesum.”84 Menurut Soekarno bahwa suatu kewajiban memberantas 

faham-faham yang membelenggu kemajuan Islam karena hanya akan menjadikan 

umat Islam dijejali tahayul, faham kuno, kolot, “mesum,” dan anti kemodernan.85  

Kata taklid secara etimologi berasal merupakan kata benda infinitif 

(maṣdar) dari taqlid  dengan makna al-qaldu, yaitu tali atau benang (al-fatlu).  Kata 

derivatifnya adalah qallada yang berarti rantai atau barang sejenis yang diikatkan 

di leher. Misalnya perhiasan yang diikatkan di leher disebut dengan qilādah.86 

Dalam konteks uṣūl al-fiqh, taqlid bermakna kepatuhan seseorang terhadap fatwa 

atau pendapat hukum yang disampaikan oleh imam mazhab atau mufti tanpa 

mengetahui ḥujjah atau landasan dalil dari fatwa tersebut.87  

Taklid memang merupakan musuh utama dari Abduhisme. ·Abduh 

menegaskan bahwa Islam sangat menentang taklid dan menyerukan untuk 

membangunkan kekuatan akal.88 Taklid bagi ·Abduh adalah salah satu faktor utama 

yang menyebabkan keruntuhan Islam. Ia mengkritik sikap para ulama yang hanya 

 

84Soekarno, “Surat-Surat Islam Dari Ende,” h. 336.   

85Soekarno, “Surat-Surat Islam Dari Ende,” h. 341.    

86Abī al-Ḥusayn Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, Mu·jam Maqāyis al-Luggah, Juz V, h. 19.   

87Abū Yaḥyā Zakariyyā al-Anṣārī, Gāyah al-Uṣūl Syarḥ Lubb al-Uṣūl, Maḥmūd ·Abd al-

Ilāh Sa·d (ed.) (Beirut: Dār al-Kutub al-·Ilmiyyah, 1434 H/2014 M), h.  

88Muḥammad ·Abduh, Risālah al-Tawhīd, h. 140.  
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mengikuti hasil-hasil ijtihad ulama masa silam, sehingga pemikiran Islam menjadi 

terhenti dan akal tidak berfungsi di kalangan umat Islam.89 Ia menyesalkan sikap 

taklid yang telah merambah pada setiap dimensi kehidupan umat Islam, sehingga 

menghambat perkembangan bahasa, institusi sosial, akidah, hukum, dan 

pendidikan.90 Kejumudan ini menurut ·Abduh dapat disembuhkan apabila dengan 

menghidupkan kembali semangat ijtihad dan pembaruan dalam pemahaman agama. 

Hal ini dapat dicapai dengan mengembalikan kepercayaan umat Islam pada agama 

mereka dan memperbaiki pemahaman mereka tentang teks-teks agama,91  

Islam rasionalnya Soekarno mengikuti pula nalar Abduhisme ini. Ia 

menganjurkan ijtihad untuk mendorong kemajuan Islam dengan melakukan 

pembaharuan Islam.92 Penutupan pintu ijtihad ini disebut Soekarno sebagai 

“angker” dan  berada dalam “ideologi yang jahat” untuk menggambarkan 

implikasinya yang merusak pada umat Islam. Menurut Soekarno baru di awal abad 

ke-20 ini maka para ulama memandang penutupan pintu ijtihad merupakan suatu 

kesalahan.93  

Soekarno menegaskan bahwa jika hendak disebut sebagai pro-ijtihad dan 

anti taklid maka seharusnya mau berijtihad, dan bukan mempertahankan 

pemahaman Islam secara dogmatis yang akan mencekik kecerdasan umat Islam 

 

89Muḥammad ·Abduh, al-Islām Bayn ·Ilm wa al-Madaniyyah, h. 114-115.   

90Muḥammad ·Abduh, al-Islām Bayn ·Ilm wa al-Madaniyyah, h. 120-169.    

91Muḥammad ·Abduh, al-Islām Bayn ·Ilm wa al-Madaniyyah, h. 171.     

92Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 370.   

93Soekarno, “Batu Udjian Sedjarah: Siapa Jang Benar, Stalin atau Trotzky, Satu 

Pemandangan Jang Berhubung Dengan Perang Rusia-Djerman Sekarang Ini. Hitler, Engkau Segera 

Dapat Engkau Punja Bagian,” dalam  K. Goenadi dan Muallif Nasution (eds.), Di Bawah Bendera 

Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965), h. 522.  
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sendiri.94 Hal ini memperlihatkan nalar Abduhisme Soekarno bahwa ijtihad adalah 

implikasi dari penentangan terhadap taklid. Jika umat Islam meninggalkan sikap 

jumud, taklid, dan ketertinggalannya dalam berbagai bidang maka harus dilakukan 

ijtihad dengan melakukan rethinking of Islam yang dalam bahasa Soekarno disebut 

memudakan pengertian Islam. 

Soekarno juga memperlihatkan nalar Abduhisme dengan memandang akal 

memiliki otoritas dalam ajaran Islam, sehingga apabila terjadi pertentangan antara 

praktek lahiriah syariat Islam dengan akal maka pertimbangan akal yang 

dimenangkan.95 Islam rasional menurut Soekarno merupakan jawaban untuk 

mengatasi kejumudan pemahaman Islam yang diwujudkan dengan mengembalikan 

asas-asas ajaran Islam pada pertimbangan akal dan melepaskan diri dari 

kungkungan taklid atau paham yang membelenggu kebebasan berfikir. Soekarno 

menggunakan otoritas Muḥammad Farīd Wajdī untuk mendukung pendapatnya 

tentang kemerdekaan akal untuk melakukan rethinking of Islam. Menurut Soekarno 

bahwa pemahaman Islam yang paling benar adalah pemahaman yang paling cocok 

dengan akal. Akal harus dibebaskan dari kungkungan faham, tradisi, maupun 

keyakinan yang selama ini telah mengakar dan dianggap sebagai suatu kebenaran 

final. Orang yang akalnya masih terikat dengan faham, tradisi, maupun keyakinan 

tidak akan pernah merdeka.96  

 Islam rasional menurut Soekarno harus diberikan tempat dalam 

pembaharuan Islam yang akan menjadi penggerak rethinking of Islam dan menjadi 

 

94Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 370-371.    

95Muḥammad ·Abduh, al-Islām Bayn ·Ilm wa al-Madaniyyah, h. 76.   

96Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,”  h. 376-377.    
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dasar bagi pembaharuan Islam.97 Soekarno merujuk pada historisitas peradaban 

Islam pada masa Islam rasional menjadi acuan bagi umat Islam pada masa kejayaan 

Mu·tazilah dan kebangkitan para filosof Islam, seperti al-Kindī (805-873 M.), al-

Farābī (259-339 H/872-951 M.), Ibnu Sīnā (980-1037 M.), Ibnu Bājah (1095-1138 

M.), Ibnu Ṭufayl (1105-1185 M.), Ibnu Rusyd (1126-1198 M.), dan lain-lain. Akal 

pada masa ini benar-benar dijadikan sebagai senjata bagi intelektual Islam, 

sehingga memunculkan pula Ikhwān al-Ṣafā.98 Soekarno menolak Asy·āriyyah 

yang menurutnya telah menyebabkan kemunduran dalam Islam. Menurut Soekarno 

bahwa  Asy·āriyyah telah membelokkan arah pemikiran Islam kepada haluan 

ruhaniah dan sifatiyah, sehingga memunculkan kemunduran dalam Islam.99  

Sumber analisis historis terhadap kemunculan Rasionalisme dalam Islam 

yang digunakan Soekarno adalah karya Amir Ali, The Spirit of Islam: A History of 

the Evolution and Ideals of Islam, khususnya dalam bab X yang diberi judul The 

Rationalistic ands Philosphical Spirit of Islam. Amir Ali dalam dalam bab ini 

menguraikan sejarah munculnya aliran-aliran teologi Islam dan filsafat Islam 

setelah mengintrodusir filsafat Yunani, Persia, dan India.100  

 

97Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,”  h. 402.    

98Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,”  h. 395.    

99Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,”  h. 395.     

100Sayyid Amir Ali, The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Ideals of Islam  

(Cet. III;  London: Christophers, 1946), h. 403-454. Penulis dapat mengenali sumber Soekarno pada 

buku ini karena term yang digunakan oleh Soekarno untuk menyebut Asy·āriyyah adalah Sifatiyah 

yang sama seperti penyebutan  Amir  Ali  terhadap  Asy·āriyyah,  suatu  penyebutan  yang  jarang  

sekali  digunakan  oleh  para teolog  Islam  karena  sangat  ambigu.  Penyebutan  Sifatiyah  terhadap  

Asy·āriyyah  bersumber  dari  Imam al-Syahrastānī (476-548 H.) yang menyebut semua aliran 

teologi yang mendiskursuskan sifat-sifat Allah dalam satu term, yaitu al-Ṣifātiyyah, yakni: 

Asy·āriyyah, Musyabbihah dan Karamiyyah, padahal ketiganya memiliki paham yang saling 

bertolak belakang. Pembaca The Spirit of Islam akan kebingungan karena ia menyebut Asy·āriyyah 

dan al-Musyabbihah dengan sebutan yang sama, yaitu Sifatiyah. Lihat Soekarno, “Me-Muda-Kan 

Pengertian Islam,” h. 395. Bandingkan dengan Sayyid Amir Ali, The Spirit of Islam: A History of 
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Penulis menemukan Soekarno ternyata kurang teliti membaca keseluruhan 

karya  Amir Ali ini. Berdasarkan tinjauan historis perkembangan Rasionalisme 

dalam Islam maka Amir Ali menegaskan bahwa Islam yang di bawa oleh Rasulullah 

saw. tidak merintangi perkembangan intelektual manusia. Ia lalu mempertanyakan 

dari manakah anti rasionalistis berkembang menjadi keyakinan umum umat Islam? 

Menurutnya bahwa anti rasionalis dimulai pada setelah pengadopsian Asy·āriyyah 

para yang dimulai masa al-Mutawakkil (205-247H/821-861 M.), Khalifah yang ke-

10 Bani ·Abbāsiyyah yang melihat bahwa Asy·āriyyah banyak dianut rakyatnya.101  

Asy·āriyyah adalah mazhab teologi Islam dengan tokoh utama Imam Abū 

al-Ḥasan al-Asy·āri (874–936 M) sebagai pendirinya. Mazhab ini berusaha 

menyeimbangkan antara penggunaan akal dan al-naṣ dalam memahami prinsip-

prinsip keimanan. Aliran ini lahir sebagai bentuk perlawanan teologis terhadap 

Mu·tazilah yang sangat menekankan pada rasionalitas dan kebebasan manusia, 

serta posisi mereka yang menolak sifat-sifat Allah yang  dikemukakan  dalam al-

naṣ  secara  harfiah.  Pengikut  Asy·āriyyah  mengakui  bahwa al-Quran adalah 

bersifat qadīm atau tidak diciptakan, menekankan pada kekuasaan dan kehendak 

Allah Swt. di atas segalanya, termasuk tindakan hamba-hamba-Nya. Meski 

menekankan pada kehendak Allah Swt. yang mutlak, Asy·āriyyah juga mengakui 

adanya pilihan dan kehendak bebas manusia, tetapi dalam kerangka yang sudah 

ditentukan oleh kehendak Ilahi.  Dalam pandangan Asy·āriyyah bahwa akal 

 

the Evolution and Ideals of Islam, h. 143 dan Abū al-Fatḥ ·Abd al-Karīm bin Abī Bakr Aḥmad al-

Syahrastānī, al-Milal wa al-Niḥal, Juz I, Aḥmad Fahmī Muḥammad (ed.) (Cet. III;  Beirut:  Dār  al-

Kutub al-·Ilmiyyah, 1413 H/1992 M.), h. 79-105. 

101Sayyid Amir Ali, The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Ideals of Islam, h. 

435-439. 
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digunakan untuk mendukung dan menjelaskan ajaran yang ditemukan dalam 

wahyu, namun akal tidak digunakan untuk mendahului atau menentang nash. 

Misalnya, Asy·āriyyah akan menggunakan akal untuk membuktikan keberadaan 

Allah dan prinsip-prinsip keimanan lainnya, tetapi tidak akan menggunakannya 

untuk membuat interpretasi yang bertolak belakang dengan apa yang telah 

ditetapkan dalam teks suci.102 

Sekali pun Asy·āriyyah tidak sepenuhnya menolak akal dalam Islam, tetapi 

Asy·āriyyah mengurangi dominasi akal dalam diskursus teologi Islam, terutama 

hubungannya dengan wahyu. Mu·tazilah sebagai aliran  teologi  Islam  yang 

rasionalis sangat  mengakui  kemampuan akal untuk memahami empat hal, yaitu 

masalah Tuhan (ḥusn al-ma·rifatullāh), keharusan mengetahui Tuhan (wujūb 

ma·rifatullāh), tatanan kebaikan atau dan mendekatkan diri kepada-Nya (ma·rifah 

al-ḥusn wa al-qurbīh), serta kewajiban untuk melakukan hal-hal yang baik dan 

menghindari hal-hal yang buruk (wujūb i·tinaq al-ḥasn wa ijtinab al-qabīh). Wahyu 

diperlukan akal untuk memberikan perincian secara benar tentang empat masalah 

tersebut. Konsekuensi logisnya, sekalipun tanpa bimbingan wahyu maka manusia 

harus dibebani taklif (pembebanan hukum) untuk beriman, mengerjakan perbuatan 

baik dan menjauhi perbuatan buruk. 103Asy·āriyyah secara diametral berbeda 

pendapat dengan Mu·tazilah yang menyatakan bahwa akal manusia tidak mampu 

 

102Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur,  Khazanah Aswaja: Memahami, 

Mengamalkan dan Mendakwahkan Ahlussunnah Wal Jamaah (Cet. I; Surabaya: Aswaja NU Center 

PWNU Jawa Timur, 2016), h. 18-35 dan 61-88.   

103Hamka Haq, Dialog Pemikiran Islam (Tradisionalisme, Rasionalisme dan Empirisme 

Dalam Teologi, Filsafat dan Ushul Fikih) (Cet. I; Ujung Pandang : Yayasan Al-Ahkam, 1995), h. 

19-22.   
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mengetahui semua hal tersebut tanpa bantuan wahyu, kecuali dalam satu masalah, 

yaitu: masalah mengetahui Tuhan. Wahyu diperlukan akal untuk memberikan 

perincian secara benar tentang empat masalah tersebut. Konsekuensi logisnya, 

sebelum adanya wahyu maka manusia tidak diberikan pembebanan hukum 

(taklīf).104  

Amir Ali mengakui bahwa Asy·āriyyah berupaya membuat dialektika 

antara akal dan wahyu serta antara filosofis dan legal formalis, namun Asy·āriyyah 

di bawah tafsir Abū Qāsim ·Alī bin Ḥasan bin ·Asākir  yang terkenal dengan nama 

al-Ḥāfiẓ Ibnu ·Asākir (499-571 H/1106-1105 M.) sebagai ulama otoritatif pada 

zamannya memandang Mu·tazilah dan Rasionalisme adalah bid’ah. Ibnu ·Asākir 

mengharuskan penerimaan Asy·āriyyah secara dogmatis tanpa reserve.105 Alih-alih 

menyebut al-Ḥāfiẓ Ibnu ·Asākir yang dogmatis seperti yang diterangkan oleh Amir 

Ali, malah Soekarno melompat pada kesimpulan simplistis dan menyerang 

keseluruhan Asy·āriyyah sebagai sumber dari kemunduran Islam dan menimpakan 

kesalahan pada pendirinya, Imam Abū Ḥasan al-Asy·āri. 

Terlepas dari semua ini, Soekarno merupakan pelopor Islam rasional 

dengan nalar Abduhisme di Indonesia yang juga terlalu maju untuk ukuran 

zamannya mengingat para pengikut ·Abduh pada masa itu tidak seradikal Soekarno 

dalam memposisikan pendayagunaan akal sebagai asas paling penting dalam Islam, 

seperti KH. Ahmad Dahlan, Ahmad Hassan,  dan lain-lain. Islam rasional dengan 

 

104Hamka Haq, Dialog Pemikiran Islam (Tradisionalisme, Rasionalisme dan Empirisme 

Dalam Teologi, Filsafat dan Ushul Fikih), h. 22-23.  

105Sayyid Amir Ali, The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Ideals of Islam, h. 

443.  
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nalar Abduhisme muncul setengah abad kemudian, terutama didiskursuskan oleh 

Harun Nasution.  

Soekarno sangat meyakini bahwa perkawinan antara progresivitas dan 

rasionalitas akan membawa kemajuan bagi umat Islam. Keyakinan ini sebenarnya 

memang menimbulkan pertanyaan. Goenawan Mohamad menegaskan bahwa rasio 

bukanlah penyebab terjadinya progresivitas, perubahan, atau elan vital kreatif. 

Rasionalisme menjadikan akal sebagai menjadi ukuran kebenaran dan bukan 

pengalaman empiris.106  

Dalam paradigma Marxisme bahwa perubahan-perubahan dan elan kreatif 

terjadi di dunia empiris dalam lintasan historis manusia, bukan dalam dunia 

pemikiran yang cenderung ahistoris. Kritik dalam dunia Rasionalisme hanya akan 

memuaskan rasio semata dan tidak bernilai praksis karena sasarannya hanyalah 

dunia pemikiran yang transenden. Padahal ciri terbesar dari Marxisme adalah 

pemikiran harus bernilai praksis. Karl Heinrich Marx: “Die Philosophen haben die 

Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern (filosof 

hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara, tetapi tujuan utamanya adalah 

mengubahnya).”107 

Soekarno ternyata telah menyadari hal ini. Ia memberikan ekplanasi 

keterkaitan antara Rasionalisme dan perubahan-perubahan dalam sejarah yang 

empiris. Soekarno mereduksi kontradiksi-kontradiksi kelas dalam sejarah seperti 

yang diparadigmakan Marx menjadi kontradiksi-kontradiksi psikologis, yaitu 

 

106Goenawan Mohamad, “Dari Ende Ke Arab Saudi,” h. 215.   

107Karl Heinrich Marx, Ad Feuerbach (Theses on Feuerbach) (Bonn: Martha Leonor 

Romero, 2019), h.  22.   
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kontradiksi kemauan (will atau kennis). Soekarno mengkritik kaum Marxis yang 

tidak memandang urgen kemauan karena menurutnya kemauan sangat vital dalam 

proses-proses historis. Ia mencontohkan bahwa manusia berkemauan untuk hidup 

dan intelegensinya menggerakkannya untuk hidup lebih baik dengan membuat alat-

alat yang menjadikan kehidupan lebih mudah. Hubungan manusia dengan alam 

berubah setingkat demi setingkat dan membutuhkan pula alat-alat teknis yang 

semakin berubah lebih baik. Alat-alat teknis ini tidak akan merubah hubungan 

manusia dengan alam untuk tetap hidup, tetapi merubah hubungan di antara 

manusia karena manusia sebagai makhluk sosial, sehingga alat-alat teknis akan 

digunakan bersama. Hal ini akan menumbuhkan kehidupan kolektif, sehingga 

memunculkan pula kemauan-kemauan kolektif. Dengan tumbuhnya kelas-kelas 

maka tumbuh pula kemauan-kemauan kelas. Dengan tumbuhnya bangsa-bangsa 

maka berkembang pula kemauan-kemauan bangsa. Akhirnya kontradiksi-

kontradiksi kelas sebenarnya adalah kontradiks-kontradiksi kemauan. Dari 

kontradiksi inilah akan mengantarkan pada perubahan sejarah.108  

Soekarno lalu menempatkan rasio atau pemikiran manusia sebagai 

penggerak (aktivitir) dari kemauan. Pemikiran akan ikut menentukan dan 

mengarahkan kemauan-kemauan, bahkan menentukan kuat atau lemahnya suatu 

kemauan.109 Rasio dan pemikiran menjadi sangat urgen karena menjadi elan vital 

 

108Soekarno, “Ilmu dan Amal, Geest-Wil-Daad”: Pidato Di Waktu Menerima Penghargaan 

Doctor Honoris Causa sebagai Penggali Pancasila oleh Universitas Gadjah Mada  Pada 19 

September 1951 Di Yogyakarta, h. 47-51.   

109Soekarno, “Ilmu dan Amal, Geest-Wil-Daad”: Pidato Di Waktu Menerima Penghargaan 

Doctor Honoris Causa sebagai Penggali Pancasila oleh Universitas Gadjah Mada  Pada 19 

September 1951 Di Yogyakarta, h. 52.   
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bagi penggerak kemauan, sedangkan kemauan menggerakkan sejarah lewat aktor-

aktor sejarah yang saling berkontradiksi.  

Eksplanasi ini memberikan pemetaan di mana posisi rasio dan pemikiran 

dapat menggerakkan sejarah empiris manusia dalam nalar dialektika Hegelian-

Marxian, termasuk Islam rasional sebagai penggerak dari pembaharuan dan 

kemajuan Islam. Dalam konteks ini, Islam rasional akan bernilai praksis karena 

terlibat dalam proses-proses perubahan historis umat Islam yang empiris. Jika 

dianalisis dapat digambarkan dalam bentuk matriks jaringan kausal sebagai berikut: 

Gambar 1 

Matriks Jaringan Kausal Nalar Dialektika Hegelian-Marxian, Pragmatisme dan  

Islam Rasional Soekarno Bernilai Praksis-Transformatif 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriks ini mengilustrasikan bahwa Soekarno menggunakan secara 

bersamaan nalar dialektika Hegelian dan Marxian dalam mengkonsepsikan 

pembaharuan Islam, termasuk hukum Islam. Soekarno berbeda dengan Marx yang 

menganggap agama dan pemikiran keagamaan hanyalah superstruktur dalam 
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proses dialektika historis. Bagi Soekarno bahwa agama sangat berperan penting 

dalam transformasi sosial karena agama akan menuntun pemikiran (ratio), 

sedangkan pemikiran akan menguatkan kemauan (will atau kennis), lalu kemauan 

akan diwujudkan dengan tindakan (action atau daad). Dengan kata lain, agama 

memiliki nilai praksis untuk transformasi sosial dan secara pragmatis akan mampu 

mengarahkan pemikiran yang mewujud dalam tindakan yang akan mempengaruhi 

sejarah secara empiris.  

 Soekarno lalu mengadopsi dialektika Hegelian yang rasionalis dan langsung 

menempatkan Islam rasional sebagai antitesis dari taklid. Jika Islam rasional 

semakin diikuti oleh banyak orang maka akan tercipta pemikiran kolektif yang 

diarahkan oleh Islam rasional, lalu dari pemikiran kolektif ini akan menguatkan 

kemauan kolektif. Kemauan kolektif akan menciptakan kelas baru yang 

kontradiktif dengan kelas lama yang diarahkan oleh taklid sebagai pemikiran 

kolektifnya. Kontradiksi kelas ini akan semakin menguat karena masing-masing 

kelas akan berupaya merealisasikan tindakannya dibimbing oleh pemikiran kolektif 

taklid dan Islam rasional. Jika kontradiksi antarkelas semakin menguat maka dalam 

analisis dialektika Marxian akan terjadi transformasi sosial secara empiris. 

Dalam konteks pemikiran, kontradiksi taklid dan Islam rasional akan 

menghasilkan tiga kemungkinan. Pertama tesis yang menang, yaitu jika wacana 

taklid berhasil menyingkirkan Islam rasional sehingga terjadi penguatan status quo. 

Kedua, transformasi radikal jika antitesis yang menang, yaitu wacana Islam rasional 

berhasil menyingkirkan taklid. Ketiga, sintesis di antara kedua kelas tersebut yang 

memunculkan pemikiran hibrida antara taklid dan Islam rasional. Adanya 
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pemikiran kolektif ini akan diikuti oleh penguatan kemauan kolektif, lalu muncul 

tindakan kolektif yang berpengaruh bagi transformasi sosial dan jalannya sejarah..   

 

B. Implementasi Hukum Islam dalam Pemikiran Soekarno 

Dalam nalar dialektis Soekarno bahwa taklid merupakan antitesis dari  

kemajuan hukum Islam yang telah terbangun sejak masa Rasulullah saw. sampai 

era Islam  glory, Taklid juga telah menyebabkan umat Islam sulit menangkap api 

Islam, sehingga yang tersisa hanyalah abu dan asapnya. Disebabkan taklid 

merupakan penyebab dari kemunduran hukum Islam maka nalar dialektika harus 

menggeser taklid menjadi tesis dan menemukan antitesisnya agar perkembangan 

hukum Islam dapat bergerak maju lebih tinggi mengalami peningkatan 

(aufhebung). Rekonstruksi terhadap konsepsi Soekarno dalam 

mengimplementasikan hukum Islam dapat diilustrasikan pada pohon jaringan kerja 

pembaharuan hukum Islam Soekarno sebagai berikut: 

Gambar 2 

Pohon Jaringan Kerja Pemikiran Hukum Islam Soekarno  
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Pohon jaringan kerja pemikiran hukum Islam Soekarno ini memperlihatkan 

bahwa antitesis taklid tidak dicari oleh Soekarno dari historis materialisme, sekali 

pun ia adalah seorang Marxis. Soekarno berpaling ke arah Hegelian dengan 

mengadopsi rasio sebagai penggerak dialektika kemajuan hukum Islam. Bagi 

Soekarno bahwa antitesis dari taklid adalah ijtihad berasaskan Islam rasional. 

Soekarno hendak menegaskan bahwa pendekatan tradisional dalam 

pemikiran Islam menekankan kepatuhan dan penerimaan tanpa berpikir atau 

menggunakan akal tidak memadai bagi pembaharuan Islam, termasuk hukum 

Islam. Ia menyatakan bahwa penghormatan kembali terhadap akal adalah motor 

hakiki dari pemikiran ulang tentang Islam. Dalam hal ini, akal bukan berarti tidak 

hanya logika atau rasionalitas, tetapi juga kemampuan untuk berpikir kritis dalam 

menganalisis naṣ. Soekarno memasukkan rasionalitas dan refleksi kritis ke dalam 

praktik keagamaan yang diijtihadkan. Ini sesuai dengan gerakan pembaruan hukum 

Islam untuk berusaha mengimbangi teks suci, tradisi, dan penggunaan akal budi 

dalam interpretasi dan praktik keagamaan.110  

Soekarno dalam menganjurkan ijtihad dengan akal yang sangat radikal dan 

revolusioner. Ia menyarankan untuk tidak terlalu memperdulikan terlebih dahulu 

hasil ijtihad, asalkan ijtihad dapat dimunculkan kembali didasarkan pada kekuatan 

akal merdeka demi terciptanya kemajuan.111  

Ciri tipikal dari ijtihad dalam konsepsi Soekarno adalah berakar pada nalar 

Abduhisme yang mensyaratkan adanya kemerdekaan akal.112 Bagi Soekarno bahwa 

 

110Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 394-395.        

111Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 371.        

112Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 371.        
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ajaran Islam sangat rasional dan simplistis.113 Ia menegaskan bahwa rasionalitas 

harus tetap membimbing seseorang dalam berijtihad karena akal merupakan motor 

penggerak pembaharuan Islam. Apabila rasionalitas dimarginalisasi dari pemikiran 

Islam akan langsung berakibat pada kemunduran dan kejumudan.114 Nalar lain yang 

bekerja dan menjadi akar dari Islam rasional Soekarno adalah nalar dialektika 

Hegelian-Marxian dan nalar pragmatisme. Nalar dialektika Hegelian-Marxian 

Soekarno hendak mencari subtansi penggerak progresivitas hukum Islam yang 

transformatif melalui gerak dialektika, baik secara rasional maupun empiris. 

Adapun nalar pragmatisme menginginkan agar implementasi hukum Islam bernilai 

praksis untuk mendukung kemajuan Islam. Ketiga nalar ini menggerakkan Islam 

rasional ala Soekarno, lalu mewujud dalam ijtihad. 

Ijtihad dalam konseps Soekarno sangat luas karena ia memasukkan semua 

proses penyelidikan kembali terhadap pengertian-pengertian terhadap Islam yang 

ia sebut rethinking of Islam dalam pengertian ijtihad. Ijtihad bermakna reorientasi, 

penelaahan kembali, pengoreksian kembali, difikirkan kembali, atau dipermudakan 

kembali terhadap semua aspek ajaran Islam.115 Hukum Islam hanyalah bagian dari 

proses ijtihad. 

Sekali pun ijtihad dalam konsepsi Islam rasional ala Soekarno sangat luas, 

namun ia mengkonstalasikan operasionalisasi ijtihad dalam enam kaidah yang 

dapat disebut sebagai kaidah pembaharuan hukum Islam Soekarno, yaitu: 

  

 

113Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," h. 327.   

114Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 394-395.  

115Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 370-372.  
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a. Berdasarkan Api Islam atau Roh Islam 

Pembaharuan hukum Islam bagi Soekarno harus dinaungi oleh api Islam 

atau roh Islam sebagai subtansi dan prinsip dari ajaran Islam, sehingga dapat 

mempertahankan nilai-nilai universal ajaran Islam yang tetap akan berlaku 

sepanjang zaman, api Islam atau roh Islam ini diijtihadkan hukum Islam. Roh Islam 

ini ditemukan dari al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam hukum Islam 

dan Islam sejati.116  

Kekuatan dan keindahan Islam sebenarnya ada dalam penghayatan dan 

pelaksanaan nilai-nilai Islam secara sungguh-sungguh di dalam hati setiap individu 

Muslim, sehingga kekuatan sejati suatu umat atau bangsa terletak pada 

kemampuannya   untuk   memahami,   merasakan,   dan   menerapkan   esensi   dari 

ajaran   Islam   dalam   setiap   aspek   kehidupan   mereka.   Pencapaian   kekuatan 

sejati   ditekankan   oleh   Soekarno   tidak   hanya   menjalankan   ritual   keagamaan, 

tetapi   juga   meresapi   dan   menghayati   nilai-nilai   Islam   dalam   prinsip-

prinsip   dasar   kehidupan   sehari-hari.   Api   Islam   bukan   sekadar   simbol 

keagamaan   yang    tampak,   tetapi   lebih   pada   kekuatan   spiritual   yang   

melekat dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam secara menyeluruh dan 

paripurna.117 

 

 

116Soekarno, “Islam adalah Agama Perbuatan: Amanat pada Peringatan Nuzulul Qur’an Di 

Istana Negara, Jakarta, 10 Januari 1966,” h. 198.   

117Soekarno, “Islam adalah Agama Perbuatan: Amanat pada Peringatan Nuzulul Qur’an Di 

Istana Negara, Jakarta, 10 Januari 1966,” h. 198.    
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Soekarno menegaskan bahwa kitab-kitab fikih bukanlah api Islam, sehingga 

tidak boleh diterima secara dogmatis sebagai pedoman hidup. Apabila kitab-kitab 

fikih dijadikan pedoman hidup yang dogmatis maka akan mematikan api Islam. 

Islam akan tampil sebagai agama yang hidup apabila ajaran-ajarannya diijtihadkan 

dari api Islam.118  

Api Islam atau roh Islam merupakan antitesis sekaligus solusi untuk 

mengatasi fikih yang telah menjadi aturan-aturan legal formal dan kurang 

menyentuh spiritualitas dari ajaran Islam karena produk-produk hukum Islam 

diijtihadkan langsung dari subtansi dan prinsip dari ajaran Islam.  

 Sayangnya Soekarno malah tidak menyebutkan secara jelas yang mana 

dapat disebut sebagai api Islam yang menjadi subtansi dan prinsip  Islam. Term api 

Islam dan roh Islam akhirnya ambigu dan samar-samar. Padahal api Islam atau roh 

Islam adalah salah satu konsepsi utama dari Soekarno dalam pembaharuan hukum 

Islam. Jika Soekarno dapat mengeksplorasinya dengan baik maka akan menjadi 

temuan terbesarnya untuk disumbangkan bagi khazanah pemikiran hukum Islam. 

 Soekarno hanya meninggalkan jejak-jejak parsial tentang penangkapan api 

Islam atau roh Islam yang ia maksudkan dari caranya merumuskan subtansi dan 

prinsip Islam yang  bisa  dilihat  dari  tulisan-tulisannya  yang  menarik  makna  

universal  dari  ayat-ayat al-Qur'an untuk menjustifikasi sikapnya  bersesuaian 

dengan hukum Islam. 

Misalnya, pengharaman riba sebagai justifikasi penolakan Soekarno 

terhadap kapitalisme. Ketika ia menjelaskan penolakan Islam terhadap Kapitalisme 

 

118Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," h. 326.    
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maka Soekarno mengeksoplorasi hukum Islam yang anti riba. Soekarno mengutip 

firman Allah Swt. yang semestinya adalah Q.S. Āli ·Imrān/3: 130, tetapi keliru 

dikatakan oleh Soekarno sebagai  Q.S. Āli ·Imrān/3: 129:119 

 
Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”120   
 

 Riba telah disepakati oleh ulama sebagai haram dan tidak ada perbedaan 

pendapat tentang masalah ini.121 Subtansi dari riba menurut Soekarno adalah 

pemungutan bunga yang sama dengan  meerwarde atau nilai lebih yang menjadi 

nyawa dari Kapitalisme yang dikritik keras oleh Marxisme. Jadi Islam menurut 

Soekarno memerangi Kapitalisme sampai ke akar dan benihnya karena adanya 

meerwarde yang sama seperti riba yang terlarang dalam Islam.122 

 Contoh lainnya adalah tindakan Soekarno yang konsisten melawan 

kolonialisme di Benua Asia dan Afrika dan menawarkan Pancasila sebagai ideologi 

internasional didasarkan pada prinsip persaudaraan universal yang menjadi prinsip 

ajaran Islam.  Hal ini terlihat pada pidatonya di hadapan Sidang Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly) ke-15, di New 

 

119Soekarno, “Nasionalisme, Islamisme dan Maxisme,” dalam K. Goenadi dan H. Muallif 

Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera 

Revolusi, 1965), h. 12-13.  

120Kementerian Agama R.I, Al-Quran dan Terjemahnya (t.t.: Kementerian Agama R.I, 

2012), h. 84.  

121Sa·di Abū Ḥabīb, Mawsū’ah al-Ijmā·, terj. Sahal Machfudz dan Mustafa Bisri, 

Ensiklopedi Ijmak: Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus dan 

P3M. 1987), h. 559.  

122Soekarno, “Nasionalisme, Islamisme dan Maxisme,” h. 12.   
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York, Amerika Serikat pada tanggal 30 September 1960 yang berjudul The Build 

the World Anew (Membangun Dunia Baru). Soekarno memulai pidato itu dengan 

mengutip Q.S. al-Ḥujurāt/49: 13:123  

 

 
Terjemahnya: 

“Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh, yang 

paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. 

Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”124  

 

Kutipan ayat al-Quran yang dibacakan Soekarno di awal-awal pidatonya 

langsung menunjukkan bahwa sikap politiknya dan sikap bangsa Indonesia tersebut 

diinspirasi oleh nilai-nilai persaudaraan universal yang diajarkan oleh al-Quran 

sebagai api Islam. Dengan kata lain, lewat kutipan ayat tersebut maka Soekarno 

hendak menekankan bahwa ontologi dari tindakan praksisnya melawan 

kolonialisme di Benua Asia dan Afrika adalah didasarkan pada persaudaraan 

universal yang diajarkan oleh al-Quran, sehingga bangsa Indonesia harus 

membantu bangsa yang lain untuk terbebas dari kolonialisme sebagai bentuk 

bantuan seorang saudara kepada  saudaranya yang lain, juga membantu bangsa lain 

agar menemukan ideologi seperti Pancasila yang tidak memarginalisasi agama, 

suku, dan ras apapun untuk saling hidup bersama dalam tatanan dunia yang damai 

 

123Soekarno, “Membangun Dunia Baru: Pidato Di Muka Sidang Umum PBB Ke-15, New 

York, 30 September 1960,” dalam Iman Toto K. Rahardjo dan Hardianto WK (eds), Bung Karno 

dan Tata Dunia Baru: Kenangan 100 Tahun Bung Karno (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2001), h. 191.   

124Kementerian Agama R.I, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 745.   
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dan bersatu.125 Pidato tersebut sangat mengesankan bagi umat Islam sedunia karena 

belum pernah ada pemimpin di dunia saat itu berpidato dengan mengutip ayat al-

Quran, lalu dari ayat tersebut diijtihadkan tindakan praksisnya.126 Pidato tersebut 

tidak hanya mengesankan umat Islam sedunia, bahkan mengesankan bagi PBB 

sendiri sehingga ditetapkan oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization) atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan 

Kebudayaan PBB sebagai Memory of the World (MoW) pada tanggal 10 s.d. 24 Mei 

2023.127  

Kedua contoh ini menunjukan bahwa konsepsi api Islam atau roh Islam 

dirumuskan dengan mencari intisari makna-makna universal yang terkandung naṣ 

atau Islam sejati, lalu dijadikan sebagai kaidah dan patokan nilai-nilai etis dan legal 

formal dalam tataran praksisnya.  

Ayat al-Qur'an dan hadis merupakan sumber dari api Islam atau roh Islam 

yang semua proses melibatkan penggunaan rasio sebagai interpretatornya. 

Penggalian api Islam dilakukan dengan rethinking of Islam, yaitu penggunaan rasio 

untuk memikirkan dan menggali kembali subtansi dan prinsip Islam.128  

 

125Soekarno, “Membangun Dunia Baru: Pidato Di Muka Sidang Umum PBB Ke-15, New 

York, 30 September 1960,” h, 190-229.  

126Mochammad Nur Arifin, Bung Karno “Menerjemahkan” Al-Quran (Cet. I; Jakarta: 

Mizan, 2017), h. 33. 

127Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) R.I, “Pidato Bung Karno di PBB Menjadi 

Memory of the World, Ahmad Basarah: Dunia Mengakui Pancasila sebagai Ideologi Internasional,” 

Official Website MPR R.I., https://www.mpr.go.id/berita/ Pidato-Bung-Karno-di-PBB-Menjadi-

Memory-of-the-World,-Ahmad-Basarah:-Dunia-Mengakui-Pancasila-sebagai-Ideologi-

Internasional (12 Januari 2024). 

128Soekarno, “Islam adalah Agama Perbuatan: Amanat pada Peringatan Nuzulul Qur’an Di 

Istana Negara, Jakarta, 10 Januari 1966,” h. 198 dan Soekarno, “Agama dan Ilmu Satu: Pidato pada 

Pembukaan Fakultas Hukum Islam Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, Sala, 2 Oktober 1958," h. 

33.    
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Al-Qur'an dan hadis sebagai teks-teks keagamaan selalu mengandung 

pesan-pesan keagamaan pula. Hal ini memerlukan analisis tekstual  untuk  

memahami  isi kandungan al-Qur'an dan hadis sebagai teks, lalu dianalisis secara 

kontekstual untuk memahami berbagai situasi yang terjadi di sekitar pesan teks 

tersebut dengan menggunakan analisis historisch maatschappelijke,129 yaitu 

analisis yang mencari kaitan atau relevansi susunan masyarakat yang menyejarah 

dalam konteks periode terbentuknya makna dalam teks tersebut.130 Analisis 

historische maatschappelijke akan berfungsi untuk menemukan pesan parsial 

dalam teks-teks keagamaan karena tidak tahan terhadap perubahan sejarah seperti 

dicontohkan oleh Soekarno dalam kasus tabir yang menurut hasil analisis historisch 

maatschappelijke adalah bagian dari sejarah perbudakan dan marginalisasi 

perempuan.131 

Jika pesan parsial ditemukan maka pesan parsial dipisahkan dari pemaknaan 

teks, sehingga yang tersisa hanyalah pesan universalnya. Pesan universal inilah 

yang menjadi subtansi dan prinsip ajaran Islam yang senantiasa akan menjadi api 

Islam yang menerangi umat manusia sepanjang zaman. Dari pesan-pesan universal 

ini maka dapat dirumuskan kaidah-kaidah hukum untuk menilai suatu fakta atau 

kasus yang ditemui.  

 

129Soekarno, “Minta Hukum Jang Pasti Dalam Soal “Tabir”: Surat Terbuka Kepada K.H.M. 

Mansur Ketua H.B. Muhammadijah Jang Baru Ini Melangsungkan Kongresnja Ke 29 Di Medan,” 

h. 354.  

130Airlangga Pribadi Kusman, Merahnya Ajaran Bung Karno: Narasi Pembelaan Ala 

Indonesia, h.417.  

131Soekarno, “Tabir Adalah Lambang Perbudakan: Tabir Tidak Diperintahkan oleh Islam,” 

h. 351 dan Soekarno, “Minta Hukum Jang Pasti Dalam Soal “Tabir”: Surat Terbuka Kepada K.H.M. 

Mansur Ketua H.B. Muhammadijah Jang Baru Ini Melangsungkan Kongresnja Ke 29 Di Medan,” 

h. 354.   
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Implikasinya adalah sekali pun suatu fakta atau kasus hukum dibenarkan 

oleh fikih tetapi jika bertolak belakang dengan kaidah yang dirumuskan dari api 

Islam maka fakta atau kasus hukum tersebut harus dipandang bertentangan dengan 

Islam, sekali pun terdapat ayat-ayat al-Qur'an, hadis atau kitab fikih yang 

membenarkannya. Pembenaran tersebut kemungkinan besar adalah bagian dari 

pesan parsial teks yang menyejarah, sehingga akan berubah dari waktu ke waktu 

meskipun teksnya tidak berubah.  

b. Berkesadaran Sejarah 

Berkembangnya taklid di kalangan umat Islam menurut Soekarno salah 

satunya disebabkan tidak adanya kesadaran historis. Ia mengeluhkan kurangnya 

kesadaran historis di kalangan kyai dan ulama kecuali hanya berkaitan dengan 

sejarah keagamaan atau sejarah fikih. Padahal menurut Soekarno bahwa kesadaran 

sejarah sangat urgen untuk memahami kemajuan dan kemunduran suatu bangsa.132  

Kesadaran sejarah dalam konsepsi Soekarno bermakna dua hal, yaitu dalam 

makna yang luas dan makna yang sempit. 

Dalam makna yang luas bahwa berkesadaran sejarah adalah menemukan 

elan vital bagi kekuatan-kekuatan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang 

wajib dicontoh, ataupun pengalaman masa lalu tentang penyebab kemunduran 

masyarakat yang harus dihindari. Sukarno menekankan bahwa umat Islam tidak 

bisa menghentikan aliran zaman, tetapi dapat mengatur perubahan tersebut lewat 

 

132Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," h. 332.     
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pembaharuan Islam. Sejarah Islam bukan sebagai sesuatu yang stagnan, tetapi 

sebagai sesuatu yang terus bergerak dan berubah.133  

Berdasarkan hal ini maka pendekatan historis dalam hukum Islam bukanlah 

meproduksi kembali sejarah umat Islam masa lalu yang disebut oleh Soekarno 

sebagai “Islam glory” untuk dikopikan pada masa kini secara taken for granted. 

Soekarno mencontohkan seperti pemikiran hendak mengkopi sistem khilafah 

sebagai produk tata negara Islam glory untuk diterapkan di era modern. Soekarno 

mengakui bahwa sistem khilafah memang membawa kejayaan pada masa lalu, 

tetapi itu adalah produk masa lalu yang tidak sesuai dengan kondisi masa sekarang. 

Bagi Soekarno nalar seperti ini justru akan membawa stagnasi yang membawa 

kemunduran bagi Islam. Pendekatan historis seharusnya mereproduksi kemajuan 

Islam dengan membawa umat Islam pada masa depan yang gilang-gemilang. Umat 

Islam meminta kemajuan, tetapi malah ditarik mundur ke belakang dengan 

mencontohi begitu saja masa lalu.134  

Soekarno mengistilahkannya nalar seperti ini dengan retrogresif 

revolusioner, yaitu suatu kehendak untuk mencapai kemajuan secara cepat, tetapi 

malah berfikir mundur dengan mencontoh hal-hal kuno masa lalu yang ketinggalan 

zaman. Kesadaran sejarah seharusnya menggunakan nalar progresif revolusioner, 

yaitu merombak keadaan sekarang dan maju ke satu taraf yang lebih maju lagi 

secara revolusioner, suatu nalar dialektika Hegelian-Marxian tipikal Soekarno.135 

 

133Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 392.   

134Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," h. 324.      

135Soekarno, “Amanat PJM Soekarno Di Hadapan Para Anggota Golongan Karya Nasional 

Di  Istana Bogor, 11 Desember 1965 (Malam),” dalam Budi Setiyono dan Bonnie Triyana (eds.). 

Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965-Pelengkap 
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Menurut Soekarno bahwa kekuatan sejarah yang membawa kemajuan bagi Islam 

adalah apabila ada kemerdekaan roh, akal, dan ilmu pengetahuan sebagaimana 

pendapat Muḥammad Fārid Wajdī, sehingga implementasi Islam rasional menjadi 

syarat bagi kemajuan Islam.136  

Dalam artian sempit bahwa kesadaran sejarah yang dimaksudkan oleh 

Soekarno adalah mengimplementasikan analisis historisch maatschappelijke dalam 

pembaharuan hukum Islam (analisis sejarah masyarakat).137 Analisis ini sudah lama 

dikenal di bidang hukum dengan sebutan bermacam-macam, yaitu historisch 

onderzoek (penyelidikan secara sejarah) atau de rechtsgeschiedenis (legal histori). 

Istilah ini merujuk pada studi sejarah perkembangan hukum dan sistem hukum. 

Bidang ini melibatkan penelitian dan analisis terhadap perkembangan norma 

hukum, institusi hukum, dan prinsip-prinsip hukum dari masa ke masa. Para peneliti 

dapat menyelidiki evolusi sistem hukum dari waktu ke waktu, memahami 

perubahan dalam pandangan hukum, dan menganalisis dampak peristiwa sejarah 

terhadap struktur dan fungsi sistem hukum. Ini adalah disiplin ilmu yang 

melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum telah berkembang 

dan berubah seiring waktu dalam masyarakat tertentu. Hal ini dapat membantu 

 

Nawaksara (Cet. I; Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), h. 214-215 dan Soekarno, “Amanat PJM 

Soekarno Di Hadapan Para Mahasiswa HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Di  Istana Bogor, 18 

Desember 1965,” dalam Budi Setiyono dan Bonnie Triyana (eds.). Revolusi Belum Selesai: 

Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara (Cet. I; Jakarta: 

Serambi Ilmu Semesta, 2014), h. 279-280. 

136Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 374 dan 376.    

137Soekarno, “Tabir Adalah Lambang Perbudakan: Tabir Tidak Diperintahkan oleh Islam,” 

dalam K. Goenadi dan H. Muallif Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya 

Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965), h. 351 dan Soekarno, “Minta Hukum Jang Pasti Dalam 

Soal “Tabir”: Surat Terbuka Kepada K.H.M. Mansur Ketua H.B. Muhammadijah Jang Baru Ini 

Melangsungkan Kongresnja Ke 29 Di Medan, dalam K. Goenadi dan H. Muallif Nasution (eds.), Di 

Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965), h.” h. 

354.    
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memahami tatanan hukum masa lalu yang berjalan secara evolutif maupun revolutif 

yang membentuk tatanan hukum masa sekarang.138  

Historisch maatschappelijke dapat meliputi analisis sejarah untuk 

memahami perkembangan pranata hukum dalam konteks sejarahnya, seperti proses 

pembentukannya, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya pranata hukum, 

dan transformasinya dalam sejarah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan 

budaya. Hal ini mencakup memahami dinamika kekuatan dalam masyarakat, 

norma-norma sosial, dan nilai-nilai budaya yang mempengaruhi interpretasi dan 

penerapan hukum. Tentu analisis ini harus menggunakan perspektif dari disiplin 

ilmu lain seperti sejarah, sosiologi, antropologi, dan politik untuk memberikan 

wawasan yang lebih mendalam tentang hukum karena akan menjelajahi hubungan 

timbal balik antara hukum dan masyarakat, yaitu hukum sebagai pembentuk 

masyarakat  dan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan hukum. Dalam 

praktiknya, analisis historisch maatschappelijke dalam hukum membantu dalam 

pemahaman yang lebih kaya tentang hukum tidak hanya sebagai kumpulan aturan, 

tetapi sebagai fenomena sosial yang kompleks yang terbentuk dan terus 

berkembang dalam konteks sejarah dan sosialnya.139 Asumsi pokok dari analisis 

historisch maatschappelijke dalam bidang hukum adalah hukum tumbuh bersama 

dengan masyarakat (das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mis dem volke). 

Hukum secara ontologis dipahami sebagai pola-pola perilaku sosial yang 

 

138Abdurrahman,  ‘Undang-Undang  Sultan  Adam  1835   Dalam   Perspektif   Sejarah   

Hukum’, Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 12.1 (2015) <https://doi.org/10.18592/al-

banjari.v12i1. 453>. 

139Abdurrahman,  ‘Undang-Undang  Sultan  Adam  1835   Dalam   Perspektif   Sejarah   

Hukum’,   
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terlembagakan yang proses institusionalisasinya tergantung dari kekuatan-kekuatan 

masyarakat yang bersifat dialektis, antara yang membentuknya, menentangnya, dan 

kecepatan pembentukannya.140  

Dengan menggunakan analisis historisch maatschappelijke maka Soekarno 

seperti hendak menunjukan bahwa hukum Islam tidak boleh hanya dipandamg 

sebagai hukum Tuhan semata yang mengalami sakralitas seakan-akan terlepas dari 

pengaruh sejarah masyarakat. Basis pelaksanaan hukum Islam adalah manusia yang 

menyejarah, bukan Tuhan yang independen dari sejarah. Hukum Islam sebagai 

produk sejarah akan mengalami proses sejarah, sehingga tidak dapat mengelak dari 

adanya pengaruh masyarakat dalam proses pembentukannya. Di sinilah letak 

parsialitas dari hukum Islam yang harus ditemukan, sehingga hal-hal yang parsial 

harus dipahami dalam sejarah pembentukan hukum Islam dan diberlakukan sebagai 

hukum parsial, bukan hukum universal.  

Dengan mengikuti nalar Soekarno maka dapat dikatakan bahwa melakukan 

universalisasi terhadap produk-produk hukum Islam yang parsial akan 

menyebabkan kecelakaan implementasi hukum Islam karena akan mematikan api 

Islam. Umat Islam akhirnya dalam menerapkan hukum Islam mengalami 

ketidaksadaran sejarah dan secara tidak sadar menerapkan abu dan asap, seperti 

Hadramautisme, celak, sorban, kecintaan kepada kemenyan, dan lain-lain yang 

dipandang sebagai ketaatan pada Islam, padahal hanyalah abu dan asap.  

 

140Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis (Cet. I; Yogyakarta: 

Genta Publishing, 2013), h. 207-208.  
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Soekarno mencontohkan implementasi tabir yang dipandang sebagai hukum 

Islam yang bersifat universal, padahal menurutnya dalam analisis historisch 

maatschappelijke bahwa tabir adalah lambang perbudakan perempuan karena 

merupakan bagian dari sejarah marginalisasi perempuan. Tabir berhadapan 

langsung dengan prinsip Islam yang memuliakan dan mengangkat derajat 

perempuan, sehingga Soekarno menolak tabir.141 Dengan kata lain, Soekarno 

memandang tabir adalah hukum Islam yang menyejarah, sehingga bersifat parsial 

dan bukan bersifat universal. 

 Tabir secara fikih sebenarnya terkait dengan konsep hijab (al-ḥijāb) yang 

mensegregasi perempuan dari laki-laki. Tradisi hijab dalam Islam merujuk kepada 

tindakan Rasulullah saw. memasangkan kain terhadap para isterinya sebagai tabir 

penghalang agar tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, sesuai firman 

Allah Swt. dalam Q.S. al-Aḥzāb/33 ayat 53: 

 
Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah 

Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak 

(makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu 

selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. 
 

141Soekarno, “Tabir Adalah Lambang Perbudakan: Tabir Tidak Diperintahkan oleh Islam,” 

h. 349. 
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Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia 

(Nabi) malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu 

(menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) 

kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) 

yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh 

kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi isteri-

isterinya selama-lamanya setelah (Nabi wafat). Sungguh, yang demikian itu 

sangat besar (dosanya) di sisi Allah.”142  

 

 Perintah mengenakan tabir bagi isteri-isteri Rasulullah saw. ini mulai 

diterapkan sepenuhnya oleh Rasulullah saw. pada tahun ke-5 H/627 M. terkait 

dengan insiden yang menjadi latar belakang historis (sabāb al-nuzul) dari tabir ini. 

Imam al-Bukārī, Imam Muslim dan Imam al-Tirmiżī meriwayatkan bersumber dari 

Anas bin Mālik bahwa Q.S. al-Aḥzāb/33: 53 turun berkaitan dengan gangguan 

terhadap privasi Rasulullah saw. pada saat pesta pernikahannya dengan salah satu 

isterinya, Zaynab binti Jahsyī. Rasulullah saw. mengundang para sahabatnya untuk 

makan-makan dalam pesta tersebut. Beberapa sahabat tidak segera beranjak pergi 

setelah makan dari tempat Rasulullah saw., namun mereka duduk-duduk sambil 

bercakap-cakap. Rasulullah saw. telah memberi isyarat seolah-olah akan berdiri, 

namun para sahabat ini juga tidak berdiri. Terpaksa Rasulullah saw. berdiri 

meninggalkan mereka dan diikuti oleh sebagian yang hadir, tetapi tiga orang masih 

asyik bercakap-cakap. Setelah semuanya pulang, Anas bin Mālik memberitahukan 

kepada Rasulullah saw., lalu Rasulullah saw. pulang kembali kepada Zaynab.  Anas 

bin Mālik sebagai pembantu Rasulullah saw. biasanya ikut masuk ke dalam rumah, 

 

142Kementerian Agama R.I, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 601-602.    
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namun kali ini Rasulullah  saw.  memasang  tabir  untuk  menghalangi  Anas  bin  

Mālik  dengan  Zaynab.143  

 Para ulama sepakat bahwa tabir merupakan kewajiban bagi isteri-isteri 

Rasulullah saw. dan mereka tidak boleh membukanya dalam berbagai situasi, meski 

pun tubuh mereka telah tertutup, kecuali jika sangat diperlukan untuk 

membukanya.144 Namun para ulama berbeda pendapat terkait penggunaan tabir 

bagi perempuan selain isteri Rasulullah saw.  

 Pendapat pertama menegaskan bahwa tabir juga diwajibkan untuk 

diterapkan kepada semua perempuan muslimah, sebagaimana dikemukakan Imam 

al-Qurṭūbī (468-567 H/1093-1172 M) yang memandang bahwa keseluruhan tubuh 

perempuan adalah aurat, termasuk suaranya.145 Pendapat kedua bahwa tabir adalah 

syariat yang dikhususkan bagi isteri-isteri Rasulullah saw., sebagaimana 

sebagaimana dikemukakan oleh Qāḍī ·Iyāḍ (476-544 H),  sehingga  perempuan  

muslimah  lainnya  tidak  berkewajiban  menggunakan  tabir.146 

 Syaikh Muḥammad al-Gazālī (1917-1996) menegaskan bahwa tabir dan 

cadar tidak disyariatkan secara umum berdasarkan dalil-dalil yang tegas.147 

 

143Jalāl al-Dīn ·Abd al-Rahmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī,  Lubāb  al-Nuqūl  fī  Asbāb  al-

Nuzūl,  dalam  Jalāl al-Dīn ·Abd al-Rahmān bin Abī  Bakr al-Suyūṭī dan Jalāl al-Dīn Muḥammad 

bin Aḥmad al-Maḥallī, Tafsīr al-Qur'ān al-·Aẓīm li al-Imām al-Jalayn (Beirut: Dār al-Fikr, 1416 

H/1991 M), h. 302.  

144Sa·di Abū Ḥabīb, Mawsū’ah al-Ijmā·, h. 37-38.  

145Abū ·Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭūbī, al-Jāmi· li al-Aḥkām al-

Qur'ān, Juz VII (Beirut: Dār al-Kutub al-·Ilmiyyah, 1993), h. 144.  

146Wahbah al-Zuhaylī, Tafsīr al-Munīr, Juz XI, terj. Abul Hayyie al Kattani dkk, Tafsir 

Al-Munir, Jilid 11 (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2013), h. 406.  

147Muḥammad al-Gazālī, al-Sunnah al-Nabawiyyah Bayn Ahl Fiqh wa Ahl al-Ḥadīṡ, terj. 

Muh. Munawir Az Zahidi, Analisis Polemik Hadis: Transformasi Modernisasi (Cet. I; Surabaya: 

Bina Ilmu, 1997), h. 35-38. 
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 Pertama, hadis yang bersumber dari Jābir bin ·Abdullāh: 

صلى الله عليه وسلم

:؟

148 
 

Artinya: 

 

“Dari Jābir bin ·Abdullāh ia berkata: “Aku telah mengikuti shalat Id bersama 

Rasulullah saw. Beliau mulai dengan shalat sebelum khutbah tanpa adzan dan 

iqamah. Kemudian beliau bersandar kepada Bilāl, lalu beliau memerintahkan 

untuk bertakwa kepada Allah, memotivasi untuk mentaati-Nya, menasehati 

kaum muslimin dan memberi peringatan kepada mereka. Setelah itu, beliau 

pergi mendatangi kaum perempuan. Beliau menasehati dan mengingatkan 

mereka. Rasulullah saw. bersabda: “Bersedekahlah kalian. Kebanyakan di 

antara kalian (kaum perempuan) menjadi bahan bakar dari neraka Jahannam.” 

Lalu di antara mereka (kaum perempuan), berdirilah seorang perempuan yang 

merah padam kedua pipinya. Dia bertanya: “Kenapa ya Rasulullah saw.?” 

Rasulullah saw. menjawab: “Disebabkan kalian banyak mengeluh dan 

mengingkari (kebaikan) keluarga (suami).” Mereka pun segera 

mensedekahkan perhiasan mereka. Mereka melempar anting-anting dan 

cincin mereka ke pakaian Bilāl.”  

 

 Al-Gazālī lalu menganalisis matan hadis ini dengan mempertanyakan 

ucapan perawi hadis Jābir bin ·Abdullāh yang mengetahui jelas bahwa perempuan 

yang bertanya kepada Rasulullah saw. kedua pipinya berwarna merah padam 

 

148Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 2, hadis no. 885;  Abū ·Abd al-

Raḥmān Aḥmad bin Syu·ayb al-Nasā’ī,  Sunan al-Nasā’ī, ·Abd al-Fattāḥ Abū Guddah (ed.), Juz III, 

(Ḥalab:  Maktabah al-Maṭbū·āt al-Islāmiyyah, 1406 H/1986 M), hadis no. 1575, dalam al-Maktabah 

al-Syāmilah, Version 2.11, Ed. II, [CD ROM], Shamela; Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin 

Ḥilāl bin Asad al-Syaibānī, Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, Juz II, hadis no. 14460. 
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(suf·an al-khaddayn). Menurut al-Gazālī bahwa Jābir dapat mengetahui ini tentu 

karena ia melihat wajah perempuan tersebut yang tidak tertutup cadar, apalagi tabir 

atau semacamnya.149  

 Hadis kedua, adalah hadis riwayat Syu·aybah binti al-Ḥāriṡ: 

صلى الله عليه وسلم

150 
 

Artinya: 

“Sesungguhnya Syu·aybah binti al-Ḥāriṡ adalah isteri dari Sa·ad bin Khawlah 

dari Banī ·Āmir bin Lu’ay, dan (Sa·ad) termasuk salah seorang yang ikut 

dalam perang Badar yang wafat pada waktu Haji al-Wadā·. Saat (Sa·ad) 

wafat, Syu·aybah dalam keadaan hamil. Setelah wafat suaminya, tidak berapa 

lama kemudian Syu·aybah melahirkan. Ketika Syu·aybah telah merasa sehat 

dan bebas dari nifasnya, ia lalu berdandan dan menemui ·Umar bin al-Khaṭṭāb 

yang pada saat itu sedang bersama seorang laki-laki dari Banī ·Abd al-Dār 

yang bernama Abū Sanābil bin Ba·kak. Abū Sanābil berkata kepada 

Syu·aybah: “Aku lihat kamu sudah berdandan. Barangkali kamu sudah ingin 

menikah kembali. Demi Allah, sesungguhnya iddahmu 4 bulan 10 hari.” 

Syu·aybah berkata: “Ketika mendengar ucapan laki-laki itu, segera aku 

kumpulkan pakaianku dan saat itu juga aku temui Rasulullah saw., dan aku 

bertanya kepadanya tentang masalahku itu. Rasulullah saw. lalu memberikan 

 

149Muḥammad al-Gazālī, al-Sunnah al-Nabawiyyah Bayn Ahl Fiqh wa Ahl al-Ḥadīṡ, h. 

34.   

150Abū ·Abdullāh  Muḥammad  bin  Ismā·il  al-Bukhārī,  Ṣaḥīḥ  al-Bukhārī,  Juz  IV, 

Muṣṭafā Dīb al-Bugā (ed) (Beirut: Dār Ibnu al-Kaṡīr, 1407 H/1987),  hadis no. 3770, dalam al-

Maktabah al-Syāmilah, Version 2.11, Ed. II, [CD ROM], Shamela; Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-

Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz II, hadis no. 1484. 
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fatwa kepadaku bahwa sesungguhnya masa iddahku sudah berakhir dengan 

sendirinya karena aku telah melahirkan. Beliau menyuruhku untuk menikah 

kembali jika aku memang mau.”  

 

Hadis ini dalam pandangan al-Gazālī menjadi dalil yang kuat mengenai 

tidak diwajibkannya cadar dan tabir. Hal ini telihat jelas dari matan hadis ini yang 

menceritakan bahwa Syu·aybah berdandan yang terlihat oleh Abū Sanābil, 

sehingga ia berkata dengan sangat jelas “aku lihat kamu berdandan (mā lī arāki 

mutajammilah) yang mustahil bisa terjadi jiwa wajah Syu·aybah tertutup cadar atau 

ada tabir di antara keduanya, padahal Abū Sanābil bukanlah muhrim dari 

Syu·aybah. Di samping mereka berdua, terdapat ·Umar bin al-Khaṭṭāb, seorang 

sahabat yang terkenal keras dan tegas yang tidak mungkin hanya berdiam diri jika 

melihat Syu·aybah tanpa penutup wajah atau bertabir seandainya cadar dan tabir 

memang diwajibkan untuk digunakan oleh perempuan. Peristiwa ini juga terjadi 

pada waktu Haji al-Wadā·, sehingga memberikan petunjuk dengan jelas bahwa 

kejadian ini terjadi setelah diturunkannya Q.S. Aḥzāb/33: 53. Hadis ini 

menunjukkan bahwa lingkungan pada masa Rasulullah saw. merupakan lingkungan 

yang tidak berkeberatan  perempuan tidak bercadar atau menggunakan tabir.151  

Jika analisis historisch maatschappelijke yang disarankan oleh Soekarno 

digunakan maka hukum tabir harus dilihat dari proses pembentukannya sebagai 

institusi sosial dalam sejarah manusia, bukan hanya dari tinjauan tekstual dari al-

naṣ.  

 

151Muḥammad al-Gazālī, al-Sunnah al-Nabawiyyah Bayn Ahl Fiqh wa Ahl al-Ḥadīṡ, h. 

38.    
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Dari latar belakang historis turunnya Q.S. al-Aḥzāb/33: 53 ini maka terlihat 

jelas bahwa tabir bukan genuine berasal dari Islam karena perintah ini nanti 

disyariatkan pada tahun ke-5 H/627 M, sehingga harus ditelusuri institusionalisasi 

tabir dalam sejarah peradaban manusia. 

Kalangan antropolog berkeyakinan bahwa tabir dan tradisi segregasi 

perempuan dari laki-laki di ruang publik berasal dari ketabuan menstruasi 

(menstrual taboo) karena darah menstruasi (menstrual blood) menuntut adanya 

perlakuan dan upacara khusus. Perempuan yang mengalami menstruasi dalam 

agama Yahudi harus disingkirkan di gubuk khusus bagi mereka (menstrual hut). 

Sedangkan perempuan-perempuan haid di daerah-daerah pegunungan Kaukasus 

akan disingkirkan di goa-goa. Mereka harus dijaga dan diwaspadai agar tidak 

bercampur baur dengan masyarakat, di larang bergaul dengan keluarganya, dan di 

larang saling memandang dengan mereka. Laki-laki akan bertugas sebagai pemburu 

(hunting) sedangkan perempuan bertugas sebagai peramu (gathering) dan ibu 

rumah tangga yang diistilahkan motherhood yang berasal dari kata “mother” 

bermakna “penjaga” dan “hood” bermakna “kemah.” Perempuan tidak layak 

berperan sebagai pemburu karena sewaktu-waktu harus menjalani menstruasi, 

sedangkan kontaminasi darah menstruasi dengan darah hewan buruan diyakini akan 

memunculkan malapetaka bagi keluarga.152  

Peradaban Sumeria Kuno yang telah ada sejak 5000 tahun yang lalu telah 

mengenal penggunaan tabir, khususnya para pendeta perempuan dari kuil Sumerian 

 

152Nasaruddin Umar, “Teologi Darah,” Muqarin: Jurnal Studi Perbandingan. No. 

2/TH.IV/1998, h. 47-49. 
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yang salah satu pekerjaan mereka adalah menuntun anak-anak muda ke dalam dunia 

seks.153 Aturan-aturan tentang pengenaan tabir telah diterapkan oleh bangsa Assiria 

sekitar tahun 1200 s.M. untuk kalangan perempuan terhormat, baik isteri, anak-

anak perempuan, dan para selir. Para budak dan pelacur dilarang keras 

menggunakan tabir atau cadar karena akan menyamai perempuan terhormat. 

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan ancaman hukuman cambuk,  

dituangkan  cairan  ter  di  kepala,  atau  dipotong  telinganya.  Tabir  dalam 

peradaban  ini  menjadi  fungsi  pembeda  antara  perempuan  terhormat  dan  kaum 

budak.154  

Analisis historisch maatschappelijke memperlihatkan bahwa tradisi tabir 

memang muncul dari proses marginalisasi perempuan seperti yang diasumsikan 

oleh Soekarno yang tentu jika diangkat sebagai salah satu pertimbangan dalam 

perumusan hukum Islam maka akan muncul pemahaman kontekstual bahwa tabir 

hanyalah parsialitas dari praktek sejarah masa  Rasulullah  saw.  yang  harus  

dipertimbangkan  kembali  jika  hendak  diterapkan dalam konteks  masa  kini,  

apalagi  syariat  tabir  juga  dikhususkan  kepada  Rasulullah  saw. 

Albert Hourani menunjukkan dalam peradaban Islam ternyata tabir 

hanyalah merupakan tradisi yang dipraktekkan oleh kaum aristokrat Timur Tengah 

dan Maroko, khususnya kalangan perkotaan yang mensegregasi perempuan di 

bilik-bilik khusus untuk menunjukkan prestisius mereka sebagai bangsawan atau 

 

153Rusli, "Jilbab dan Wacana Tubuh Perempuan." Makalah, Seminar Pusat Studi Gender 

STAIN Datokarama Palu, 23 Desember 2006.  

154Leila Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, terj. 

M.S. Nasrullah, Wanita dan Gender Dalam Islam: Akar-Akar Historis Perdebatan Modern (Cet. I; 

Jakarta: Lentera, 2000), h. 7-8.  
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orang terhormat. Sedangkan perempuan biasa atau orang miskin lebih bebas dan 

terlibat dalam aktivitas perekonomian, meskipun secara terbatas untuk membantu 

suami mereka berdagang, berprofesi sebagai penjahit, penenun, atau penyanyi. 

Adapun perempuan di pedesaan tidak menggunakan cadar atau tabir, sekali pun 

dalam masa pingitan.155  

Analisis  historisch maatschappelijke memberikan konstribusi untuk 

memperluas horizon diskursus hukum Islam agar bisa menggali prosesa 

institusionalisasi dari setiap pranata sosial dalam konteks historisnya, sehingga 

akan terbuka kemungkinan-kemungkinan lain untuk melihatnya sebagai praktek 

yang parsial dan bukan universal, seperti ditunjukkan dalam  masalah tabir tersebut.  

Pemikiran Soekarno ini disebut oleh Dawam Rahardjo sebagai pemikiran 

yang orisinil karena Soekarno merupakan seorang pelopor penggunaan analisis 

sosial yang bersifat empiris dalam diskursus keislaman.156 Pernyataan Dawam ini 

tidak berlebihan karena pada masanya diskursus keislaman masih berkutat pada 

tek-teks keagamaan. Dengan kata lain, Soekarno memang seorang pemikir avant 

garde dalam masalah ini yang patut diapresiasi, sekali pun ia bukan terlahir dari 

disiplin ilmu-ilmu keislaman.  

c. Islam Science 

Menurut Soekarno bahwa wacana keislaman sangat urgen untuk dikaji 

dengan menggunakan pendekatan interdisipliner berbasis temuan sains modern 

untuk memperjelas kajian-kajian keislaman. Soekarno menyebut pendekatan ini 

 

155Albert Hourani, A History of The Arabs People, terj. Irfan Abubakar, Sejarah Bangsa-

Bangsa Muslim (Cet. I; Bandung: Mizan, 2004), h. 228-230 dan 254-255.  

156Dawam Rahardjo, “Bung Karno Sebagai Pemikir Islam,” h. 148.   
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dengan “Islam Science,” yaitu suatu bentuk perpaduan antara pengetahuan al-

Qur'an dan hadis dengan ilmu pengetahuan umum. Bagi Soekarno bahwa tafsir 

terhadap al-Qur'an dan hadis akan cacat tanpa pendekatan interdisipliner ini. Ia 

mencontohkan bahwa orang akan sulit memahami tentang reproduksi jika tidak 

mendekatinya dengan ilmu biologi, orang tidak akan memahami alam semesta  

tanpa  pendekatan  astronomi, dan sejarah masa lampau yang diceritakan dalam al-

Qur'an seperti kisah Iskandar Zulkarnain dan Fir’aun tidak bisa dipahami tanpa 

pendekatan ilmu sejarah dan arkeologi.157  

Soekarno menekankan bahwa pengetahuan umum sangat penting untuk 

memahami Islam, terutama memahami al-Qur'an dan hadis. Pemahaman yang 

mendalam tentang Islam sejati ini membutuhkan pemahaman tentang berbagai 

bidang ilmu seperti biologi, elektronika, astronomi, sejarah, dan arkeologi.158 

Berfokus hanya pada teks tanpa mempertimbangkan konteks ilmu pengetahuan 

modern dapat menyebabkan kesalahan pemahaman. Soekarno menekankan 

pentingnya interdisipliner dalam studi agama karena mendukung gagasan bahwa 

agama dan ilmu pengetahuan saling melengkapi dalam membantu umat Islam 

memahami dunia. Pendekatan seperti ini dapat membantu memperluas pemahaman 

kita tentang agama, mencegah interpretasi yang salah, dan memungkinkan diskusi 

yang lebih produktif antara agama dan ilmu pengetahuan. 

Dalam konteks pembaharuan hukum Islam maka pendekatan interdisipliner 

juga diperlukan untuk memetakan masalah yang diijtihadkan dan mengambil 

 

157Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," h. 336.       

158Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," h. 336.        
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istinbaṭ hukum yang tepat berdasarkan kajian tersebut. Teks-teks keagamaan harus 

berelasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak salah 

sasaran dalam pengambilan putusan hukum.  Hal inilah yang dimaksudkan oleh 

Soekarno dengan Islam science agar aktualisasi hukum Islam tetap berjalan dalam 

realitas kehidupan manusia saat produk hukum itu dirumuskan.   

Dalam perspektif  interdisipliner setiap bidang ilmu tidak dapat berdiri 

sendiri dan menutup diri terhadap pengetahuan yang menjadi khazanah ilmu lain, 

termasuk hukum Islam. Hogveld sebagaimana dikutip oleh Burhanuddin Salam 

menyebutkan interrelasi dan interdependensi antara ilmu:159  

a. Hubungan teleo-thetis (timo-thetis), yaitu ilmu yang satu berfungsi menerangkan 

ilmu yang lain, seperti filsafat negara berfungsi teleo-thetis bagi hukum politik 

dalam Islam (fiqh al-siyāsah). 

b.  Hubungan hypo-beleo-gnosis, yaitu ilmu yang satu berfungsi menerangkan 

objek materiil ilmu lain, seperti ilmu gizi bersifat hypo-beleo-gnosis pada hukum 

makanan dalam Islam (fiqh al-aṭ’imah)  . 

c. Hubungan methodus-gnosis, yaitu ilmu yang satu berfungsi menerangkan 

metode yang layak digunakan oleh ilmu yang lain, contohnya ilmu kedokteran 

berfungsi methodus-gnonis terhadap uṣūl al-fiqh dalam bidang tujuan-tujuan 

hukum Islam (maqāṣid al-syarī·ah) dalam menyelematkan nyawa manusia (hifẓ 

al-nafs). 

 

159Burhanuddin Salam, Logika Materiil, Filsafat Ilmu Pengetahuan (Cet. I; Jakarta: Rineka 

Cipta, 1997), h. 22-23.  



 

 

 

 

 

 

246 
 

d. Hubungan perluasan horizon, yaitu ilmu yang satu berfungsi memperluas 

diskursus ilmu yang lain, misalnya ilmu sejarah memperluas horizon sejarah 

hukum Islam (tarikh al-tasyrī·). 

e. Hubungan membantu, yaitu ilmu yang satu memberikan bantuan terhadap ilmu 

yang lain, seperti statistik memberikan bantuan kepada fuqaha dalam 

menghitung seberapa besar orang memperoleh maslahat atau mudarat dari 

fatwanya.  

Soekarno dengan nalar Islam rasional sangat percaya bahwa Islam tidak 

akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan, sehingga apabila ada produk-produk 

hukum Islam bertentangan dengan ilmu pengetahuan maka kesalahan bukan 

terletak pada Islam sejati atau ilmu pengetahuannya, tetapi terletak pada pengertian-

pengertian manusia terhadap Islam sejati dan ilmu pengetahuan tersebut maupun 

hubungan di antara keduanya. Produk-produk hukum Islam yang kolot, taklid, dan 

anti pengetahuan hanya akan merugikan Islam dan umat Islam sendiri jika terus 

didakwahkan dan dipropagandakan. Soekarno sangat mengecam pendekatan 

wacana keislaman, termasuk hukum Islam yang anti pengetahuan karena hanya 

akan membuat Islam dipandang kolot, ortodoks, tahayul, dan jumud, sehingga 

menjauhkan manusia modern yang intelek dari Islam. Soekarno bahkan 

menyebutnya dengan kasar sebagai pendekatan “mesum, mbahnya mesum.”160  

Soekarno mencontohkan ketika Kaum Wahabi menguasai Hijaz maka 

modernisasi di Arab Saudi mengalami tantangan keras karena kaum Badui sebagai 

pendukung utama Wahabi menentang penggunaan radio, lampu listrik, dan 

 

160Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," h. 337.         
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pemasangan tiang-tiang listrik yang dipandang sebagai bid’ah yang tidak ada pada 

masa Rasulullah saw., sehingga pemerintah memerlukan waktu untuk memberikan 

pemahaman kepada rakyatnya tersebut. Setelah adanya pemahanan sains akhirnya 

teknologi tersebut dapat diterima sehingga modernisasi dapat berjalan dengan baik 

di Arab Saudi.161  

d. Eksplorasi Jaiz/Mubah 

Soekarno menekankan bahwa kajian-kajian hukum Islam tidak boleh hanya 

terpaku pada masalah halal dan haram semata. Seharusnya kajian hukum Islam juga 

menyentuh aspek-aspek lain yang mubah dan lebih bernilai praksis, seperti masalah 

masalah keduniaan yang boleh berbid’ah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang 

sedang berkembang ke arah kemajuan, bukan terpaku hanya pada teks-teks 

keagamaan yang literal semata.162  

Dengan kata lain, Soekarno mendorong fikih mengadopsi pendekatan yang 

lebih fleksibel dan progresif, terbuka untuk inovasi dan perubahan selama tidak 

secara eksplisit dilarang atau dianggap makruh oleh Allah Swt. dan rasul-Nya. 

Pendekatan interdisipliner terhadap hukum Islam mendorong integrasi antara 

prinsip-prinsip Islam tradisional dengan konteks sosial, budaya, dan teknologi. 

Pendekatan ini juga mengakui bahwa hukum Islam tidak hanya terdiri dari 

peraturan yang ketat, tetapi juga memberikan ruang untuk inovasi dan adaptasi 

dalam berbagai aspek kehidupan. 

 

161Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 390-391.     

162Soekarno, "Surat-Surat Islam Dari Ende," h. 335.          
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Bagi Soekarno bahwa prinsip utama dalam setiap perkara adalah sesuatu itu 

“boleh” atau “harus” dan akan berubah menjadi haram maupun makruh atau wajib 

maupun sunnah apabila diperiksa ilat-ilatnya.163  

Menurut Soekarno bahwa hadis-hadis Rasulullah saw. tentang hukum-

hukum kemasyarakatan menetapkan syarat yang minum dengan tuntutan-tuntutan 

yang paling sedikit, bukan dengan tuntutan harus mencontoh secara total dan sama 

persis seperti keadaan masa Rasulullah saw. dan bukan tuntutan yang mutlak karena 

Rasulullah saw. bersabda tentang urusan keduniaan “kamulah yang lebih 

mengetahui.”164  

Soekarno menegaskan bahwa seharusnya yang diwarisi oleh umat Islam 

umat Islam mengambil kesempatan dan masalah mubah atau kebolehan yang sangat 

luas dalam masalah syariat sehingga memiliki kemampuan untuk mengejar 

ketertinggalannya, bukan hanya mewarisi kitab-kitab fikih dan terkurung dalam 

ijma’ ulama atau di dalam tradisi pikiran para ulama masa lampau. Masyarakat 

bukan entitas yang diam dan statis, tetapi senantiasa berubah, bergerak maju, 

dinamis, dan evolutif. Rasulullah saw. sendiri telah menyerahkan urusan keduniaan 

kepada umatnya dengan perkataan yang nyata-nyatanya tidak haram atau makruh, 

namun umatnya malah royal dengan mengkafirkan segala sesuatu yang baru. 

Soekarno mencontohkan bahwa ilmu pengetahuan Barat dicap kafir, radio dan 

 

163Soekarno, “Bloodtransfusie dan Sebagian Ulama: Bagaimanakah Oorlogsethiek Islam?” 

dalam K. Goenadi dan H. Muallif Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t. Panitya 

Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965), h. 506.  

164Soekarno, “Masjarakat Onta dan Masjarakat Kapal-Udara,” dalam K. Goenadi dan H. 

Muallif Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t. Panitya Penerbit Di Bawah Bendera 

Revolusi, 1965), h. 448. 
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kedokteran kafir, sendok dan garpu kafir, tulisan Latin kafir, bahkan orang yang 

bergaul dengan selain Islam pun kafir. Orang yang paling angker, menggenggam 

tasbih berputar-putar, tangannya bau kemenyan, menggunakan jubah yang panjang 

dan bercelak mata maka dialah yang disebut Islami.165  

Eksplorasi jaiz atau mubah sebagai salah satu prinsip pembaharuan hukum 

Islam Soekarno memiliki basis epistemologis uṣūliyyah yang dalam masalah 

keduniaan, terutama bidang muamalah yang asasnya adalah jaiz atau mubah, seperti 

yang ditegaskan dalam kaidah: 

 166  
Artinya: 

“Asal segala sesuatu itu boleh atau mubah sampai ditemukan dalil yang 

mengharamkannya.”  

 

Dalam masalah muamalah maka hukum Islam bertindak sebagai kritikus 

atau korektor. Interaksi antara individu dalam komunitas masyarakat yang 

berkembang dalam berbagai pranata sosial-kultural telah ada pada masyarakat 

dalam bentuk berbagai tindakan hukum dalam ranah sosial-kultural, sehingga 

hukum Islam hanya melegitimasi berbagai tindakan tersebut dan melakukan koreksi 

seperlunya jika bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. 167 

Pola hukum Islam yang bersifat korektor ini menunjukkan ciri 

antropologisnya bahwa pemikiran hukum Islam sebenarnya lebih banyak berasal 

dari interaksi yang kreatif dengan dinamika sosial-kultural masyarakat yang sedang 

 

165Soekarno, “Masjarakat Onta dan Masjarakat Kapal-Udara,” h. 449.  

166Jalāl al-Dīn ·Abd al-Rahmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī, al-Asybāh wa al-Nazā'ir Fī al-

Furū·  (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 43. 

167Husein Muhammad, Menuju Fiqh Baru (Cet. I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 32.  



 

 

 

 

 

 

250 
 

berkembang. Hukum Islam lalu dipandang bukan sebagai fenomena yang jatuh dari 

langit secara tiba-tiba, namun muncul sebagai bagian dari proses sosial yang 

berjalan di tengah masyarakat yang akhirnya dilegitimasi secara kritis-korektif oleh 

hukum Islam. Perkawinan, kewarisan, jual beli, kepemilikan terhadap benda dan 

sebagainya telah ada sejak beratus-ratus abad sebelum diwahyukannya al-Qur'an 

kepada Rasulullah saw. Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Vinogradoff 

menjelaskan bahwa penyebab bekerjanya hukum adalah praktek-praktek yang 

dijalankan sehari-hari yang dipimpin oleh pemikiran memberi dan menerima dalam 

suatu hubungan yang wajar (reasonable intercouse) dari suatu kerja sama sosial.  

Misalnya, perkawinan bukan diciptakan oleh hukum Islam, namun muncul dari 

adanya kebutuhan alamiah manusia yang harus bereproduksi untuk menjaga 

kelestarian generasinya di muka bumi. Contoh lainnya adalah jual beli yang muncul 

dari adanya ketidakmampuan manusia untuk menyediakan semua kebutuhannya 

sendiri sehingga harus saling menukarkan barang dan jasa dengan orang lain. 

Dengan kata lain, realitaslah yang mendahului hukum Islam, kemudian dilegitimasi 

atau dilegislasi secara kritis dan korektif.168 Hukum Islam dalam konteks muamalah 

bukan mempertanyakan prakteknya di masa Rasulullah saw., namun mengelobarasi 

pertentangannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Jika tidak ada yang 

bertentangan maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan, sekali pun praktek 

tersebut tidak dijumpai di masa Rasulullah saw. 

Perkembangan pemikiran hukum Islam seperti inilah yang akhirnya 

memperlihatkan bentuk adaptabilitas ajaran Islam untuk mengatur berbagai hasil 

 

168Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Cet. I; Bandung: Alumni, 1982), h. 41-43. 
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interaksi sesama manusia yang berlangsung di tengah masyarakat. Kreativitas dari 

para fuqaha sangat diperlukan untuk mengantisipasi berkembangnya praktek-

praktek muamalah, kemudian diatur demi terciptanya ketertiban hukum.  

Dalam konteks jaiz atau mubah inilah Soekarno mencontohkan penerimaan 

Islam terhadap Nasionalisme. Bagi Soekarno bahwa Islam sejati tidak akan 

mengandung asas anti nasionalis, sehingga Islam tidak melarang menyusun suatu 

negara nasional.169 Soekarno menegaskan bahwa Islam sejati mengajarkan 

pemeluknya untuk mencintai dan bekerja untuk rakyat di mana mereka hidup. 

Soekarno menggunakan otoritas Jamaluddīn al-Afgānī yang baginya telah 

mengajarkan Nasionalisme dan patriotisme menentang kolonialisme bangsa Barat 

dalam konteks Pan-Islamisme. Orang Islam yang membenci Nasionalisme bagi 

Soekarno merupakan Islam yang kolot dan tidak mengerti aliran zaman.170 

Klaim Soekarno ini perlu eksplanasi yang lebih dalam agar dapat dipahami 

Nasionalisme yang ia maksudkan yang menjadi sasaran kritik para ulama pada 

zamannya sebagai al-·aṣabiyyah. 

Kata Nasionalisme berasal dari kata Nationalisme yang terambil kata 

“nation” yang berarti bangsa.171 Kata nation ini berasal dari bahasa Latin, “natio” 

yang bermakna “bangsa yang dipersatukan karena kelahiran” yang juga terambil 

dari kata “nascie” yang bermakna “dilahirkan,” sehingga jika dihubungkan secara 

 

169Soekarno, “Nasionalisme, Islamisme dan Maxisme,” h. 10 dan Soekarno, “Negara 

Nasional dan Cita-Cita Islam: Kuliah Umum Di Universitas Indonesia, Jakarta, 7 Mei 1953,” h. 

13.    

170Soekarno, “Nasionalisme, Islamisme dan Maxisme,” h. 11.   

171Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, h. 57.   
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objektif maka paling lazim digunakan adalah ras, agama, bahasa, wilayah, negara, 

dan kewarganegaraan.172  

Pada mulanya konsep bangsa dan kebangsaan berevolusi dari pemaknaan 

kesatuan hidup yang dipersatukan karena dilahirkan dalam satu kekerabatan yang 

tinggal di wilayah yang sama. Konsep ini menurut Steven GR dapat dilacak dari 

sejarah peradaban manusia yang membentuk komunitas-komunitas teritorial yang 

berbeda dalam skala yang besar. Peradaban Sumeria dari wilayah Sungai Tigris dan 

Eufrat sekitar 2500 s.M. merekam pandangannya sebagai “para saudara keturunan 

putra Sumer.” Orang-orang Mesir pada abad ke-16 s.M. memandang diri mereka 

berbeda dengan orang Asia di sebelah timur dan orang Nubia di sebelah selatan. 

Dokumentasi Cina awal selama perang Saudara (481-221 s.M) sampai periode Qin 

dan Han (221 s.M-220 M) menggolongkan mereka sebagai kelompok superior yang 

terbedakan dengan kelompok lainnya yang lebih rendah sebagai Di dan Rohn. 

Orang Israil kuno membedakan diri mereka dengan bangsa lain yang disebut goyim. 

Pada abad ke-5 s.M., ahli sejarah Yunani, Herodotus (484-425 s.M) memandang 

bangsa Yunani bersama orang-orang Yunani (Hellenis), sedangkan Plato (427-347 

s.M) dan Ariestoteles (384-322 s.M) membagi manusia antara Hellenes dan 

barbaroi atau orang Barbar dari Asia Kecil. Plato menggunakan istilah genos untuk 

menunjuk pada familiaritas yang mengikat semua orang sebagai Hellenes.173  

 

172Ali Machsan Moesa, Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama (Cet. I; 

Yogyakarta: LkiS, 2007), h. 28-29.  
173Steven GR, Nationalism, terj. Freddy MM, Nasionalisme: Makna Bangsa, Ibu Pertiwi, 

Fatherland, dan Tanah Air (Cet. I; Surabaya: Ecosystem, 2018), h. 1-4.  
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Konsep bangsa lalu berkembang tidak hanya untuk mendefinisikan 

komunitas yang sangat besar yang terlahir dalam satu keturunan atau bertempat 

tinggal yang sama. Konsep bangsa telah berevolusi menjadi tiga dimensi, yaitu 

sosiologis, antropologis, dan politis. Bangsa dalam dimensi sosiologis dan 

antropologis merupakan suatu masyarakat dalam persekutuan hidup yang berdiri 

sendiri yang masing-masing anggotanya merasa sebagai satu kesatuan ras, bahasa, 

agama, sejarah dan adat istiadat. Secara antropologis, dalam suatu negara terdapat 

persekutuan hidup mayoritas maupun minoritas, tetapi juga secara antroplogis suatu 

bangsa tersebar dalam beberapa negara. Sedangkan bangsa dalam dimensi politis 

merupakan suatu persekutuan hidup yang tunduk terhadap kedaulatan negaranya 

sebagai kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Bangsa dalam dimensi politik 

inilah yang menjadi diskursus Nasionalisme.174  

Konsep bangsa yang tadinya berangkat dari kesamaan geneologi dan teritori 

kini telah mengalami abtraksi pada kesamaan-kesamaan imajinatif. Ernest Renan 

(1823-1892) menekankan konsep bangsa pada dua hal yang menjadi prinsip 

dasarnya yang lebih bersifat spiritual (spiritual principle) yang berangkat dari masa 

lalu dan masa sekarang. Spiritualitas pembentuk bangsa yang berangkat dari masa 

lalu adalah adanya keinginan mempertahankan kesamaan warisan historis dari 

kenangan masa lalu (common of a rich legacy of remembrances), sedangkan 

spiritualitas masa sekarang adalah adanya keinginan untuk hidup bersama yang 

mau menghargai warisan bersama tersebut untuk dimiliki secara bersama-sama (the 

desire to live together, the will to continue to value the heritage which all hold in 

 

174Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, h. 57-58.    
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common).175 Benedict R.O.G. Anderson menekankan konsep bangsa pada 

komunitas-komunitas yang terbayangkan (imagined communities) secara politis 

dan antropologis karena para anggotanya terkecil sekali pun tidak saling mengenali, 

saling bertatap muka atau bahkan tidak pernah mendengar satu sama lain, namun 

dalam pikirannya mereka semua menjadi satu anggota bangsa yang hidup dalam 

sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka.176  

Hal ini menunjukkan bahwa konsep bangsa sebenarnya telah berevolusi 

lebih jauh bukan pada kesamaan geneologis atau teritorialis sebagaimana konsep 

dasarnya, namun lebih pada keterhubungan di antara sesama anggota yang merasa 

sebagai satu bangsa yang merasa sebagai satu kesatuan dan berkehendak hidup 

bersama dalam satu persekutuan yang saling terikat satu sama lain. Sekali pun 

bangsa bisa saja berangkat dari kesamaan ras, bahasa, atau kultur, namun 

kesamaan-kesamaan ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak diikat oleh satu 

kesamaan cara pandang sebagai sesama anggota persekutuan untuk hidup bersama-

sama.  

Soekarno mengembangkan konsep Nasionalisme dengan menekankan pada 

konsep bangsa bukan pada konsep kesatuan ras, bahasa, dan agama.177 Konsepsi 

Nasionalisme Soekarno didasarkan pada empat pemikiran. Pertama, pemikiran 

Ernest Renan  yang menekankan pada konsepsi bangsa kepada keinginan untuk 

 

175Ernes Renan, Qu’est-ce Qu'une Nation? Terj. Ida Mae Snyder, dalam John Hutchinson 

dan Anthony D. Smith (eds.), Nationalism (Cet. I; Oxford: Oxford University Press, 1994), h. 17.  

176Benedict R.O.G Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and 

Spread of Nationalism, terj. Omi Intan Naomi, Imagined Communities: Kominitas-Komunitas 

Terbayang (Cet. III; Yogyakarta: INSIST, 2008.), h. 9.  

177Soekarno, “Nasionalisme, Islamisme dan Maxisme,” h. 3.    
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hidup bersatu. Kedua, pemikiran Otto Bauer (1831-1938) yang menegaskan bahwa 

bangsa merupakan kesatuan umat manusia yang terikat dalam satu kesatuan 

karakter karena adanya kesamaan nasib. Ketiga, konsep tradisional bangsa sebagai 

kesatuan teritorialis antara  rakyat dengan tanah airnya. Keempat, pemikiran 

Mahatma Gandhi yang menekankan Nasionalisme sebagai kemanusiaan (my 

nationalism is humanity).178 Konsepsi Nasionalisme ini disebut oleh Soekarno 

dengan Sosio-Nasionalisme.179  

Konsep Nasionalisme Indonesia menurut Soekarno memang muncul dari 

keinginan untuk bersatu, adanya kesamaan nasib hidup dalam kolonialisme dan 

imperialisme bangsa Barat, dan berada dalam satu teritorial Hindia Belanda, 

sehingga Nasionalisme Indonesia bukan berdasarkan hanya kesatuan ras seperti 

suku-suku di Indonesia, namun merupakan satu kesatuan karakter yang ingin 

bersatu dari ujung Sumatera sampai ke Papua.180  

Namun Nasionalisme tidak boleh berhenti hanya kepada keinginan untuk 

bersatu, adanya kesamaan nasib hidup dalam kolonialisme dan imperialisme bangsa 

Barat, dan berada dalam satu teritorial Hindia Belanda. Nasionalisme yang hanya 

mengandung tiga konsep tersebut sangat berbahaya karena bisa meningkat menjadi 

Nasionalisme chauvinistis, sebagaimana kritiknya terhadap Nasionalisme Barat 

yang individualistis dan didasarkan atas kebanggaan kepada bangsanya seperti yang 

terjadi terhadap Jerman yang merasa tidak ada yang setinggi bangsa Jerman 

 

178Soekarno, “Nasionalisme, Islamisme dan Maxisme,” h. 3-8 dan Soekarno, “Pidato 

Soekarno, 1 Juni 1945,” h. 26-30. 

179Soekarno, “Negara Nasional dan Cita-Cita Islam: Kuliah Umum Di Universitas 

Indonesia, Jakarta, 7 Mei 1953,” h. 13.  

180Soekarno, “Pidato Soekarno, 1 Juni 1945,” h. 28.  
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(Deutchland uber Alles). Bangsa Indonesia tidak boleh meremehkan bangsa lain 

karena bangsa Indonesia hidup dalam satu persatuan dan persaudaraan sedunia.181 

Sosio-Nasionalisme bukanlah Nasionalisme sempit yang timbul atas kesombongan 

belaka seperti Nasionalisme Barat yang diistilahkan oleh Soekarno dengan Jingo-

Nasionalisme. Nasionalisme Indonesia menempatkan Indonesia sebagai salah satu 

warga dunia yang mencintai bangsa-bangsa lain dan memberi tempat kepada 

bangsa lain untuk hidup bersama.182 Nasionalisme Indonesia hidup dalam 

Internasionalisme, yaitu suatu pandangan kosmopolitan yang memandang semua 

manusia sedunia hidup dalam satu persaudaraan untuk hidup bersama-sama.183 

Nasionalisme Indonesia hidup terhubung erat dengan perikemanusiaan.184 

Berdasarkan hal inilah negara bangsa (nation state) didirikan yang bernama NKRI 

(Negara Kesatuan Republik Indonesia) didirikan yang didasarkan pada ikatan 

kebangsaan, bukan atas dasar ikatan keagamaan. 

Soekarno memandang bahwa negara bangsa seperti Indonesia seperti ini 

tidak bertentangan dengan Islam karena bukan negara antiagama. Kesalahpahaman 

terhadap Nasionalisme muncul karena dipandang sebagai antiagama dan 

memberhalakan tanah air. Soekarno menolak kecintaan kepada tanah air sampai 

memberhalakan tanah air yang disebutnya Nasionalisme sempit.185  

 

181Soekarno, “Pidato Soekarno, 1 Juni 1945,” h. 30.   

182Soekarno, “Indonesianisme dan Pan-Asiatisme,”  dalam K. Goenadi dan H. Muallif 

Nasution (eds.), Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t.: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera 

Revolusi, 1965), h. 75-76 dan Soekarno, “Negara Nasional dan Cita-Cita Islam: Kuliah Umum Di 

Universitas Indonesia, Jakarta, 7 Mei 1953,” h. 13. 

183Soekarno, “Pidato Soekarno, 1 Juni 1945,” h. 30-31.    

184Soekarno, “Negara Nasional dan Cita-Cita Islam: Kuliah Umum Di Universitas 

Indonesia, Jakarta, 7 Mei 1953,” h. 13.  

185Soekarno, “Nasionalisme, Islamisme dan Maxisme,” h. 10.     
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Munculnya negara bangsa (nation state) pada abad ke-19 menjadi satu 

tantangan tersendiri bagi hukum politik Islam (fiqh al-siyāsah) karena konsepsi 

negara bangsa merupakan ”wilayah tidak terpikirkan” (space of unthinkable) dari 

khazanah intelektual klasik hukum politik Islam. Runtuhnya Dawlah ∙Uśmāniyyah 

semakin mempersulit umat Islam menciptakan idealitas negara transnasional, 

seperti  khilāfah atau imāmah mengingat kenyataan juga menunjukkan bahwa kaum 

muslimin sejak akhir ke-19 mulai hidup terpisah-pisah dalam negara bangsa, 

termasuk bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang bersama-sama 

dengan elemen masyarakat non-muslim lainnya mendirikan NKRI (Negara 

Kesatuan Republik Indonesia) berdasarkan UUD 1945 sebagai konstitusinya.  

 Khilāfah atau imāmah Islam menjadi satu negara transnasional berawal dari 

negara kota (city state) Madinah, kemudian berevolusi menjadi negara 

transnasional melalui proses penaklukkan negara-negara lain, sehingga warga 

negaranya meliputi warga negara bangsa penakluk dan berbagai bangsa lain yang 

tunduk dengan adanya penaklukkan tersebut. Sedangkan negara bangsa terbentuk 

dari kehendak bersama untuk bersatu dalam persekutuan hidup sebagai sesama 

bangsa yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu, seperti kesamaan teritorial, 

geneologis, warisan historis, atau kesamaan nasib, sehingga menyebut diri sebagai 

satu bangsa. 

Sebenarnya problem hukum ini tersebut dapat diantisipasi jika pemikiran 

hukum Islam mempertahankan pola korektor dalam masalah-masalah keduniaan, 

bukan malah memberlakukan pola pemikiran pencipta hukum dengan memaksakan 

institusi hukum produk abad pertengahan di zaman modern, seperti model negara 
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transnasional khilfāfah. Pola korektor ini telah cukup memberikan elan vital bagi 

perkembangan pemikiran hukum Islam yang bersifat adaptif dengan tantangan 

kekinian, sebagaimana yang ditunjukkan oleh keberadaan hukum Islam pada awal 

pertumbuhan dan perkembangannya. Eksplorasi jaiz atau mubah seperti yang 

dikonsepsikan Soekarno menjadi relevan untuk mengembalikan fungsi hukum 

Islam sebagai korektor, bukan pencipta institusi hukum, sehingga sekali pun tidak 

terdapat di zaman Rasulullah saw., namun implementasinya dapat diterima sejauh 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. 

Kecintaan terhadap tanah air merupakan instink manusia (garīzah atau 

tab·iyyah) sebagaimana orang mencintai orang tua, pasangan hidupnya, anak, dan 

lain-lain. Sebenarnya tidak diperlukan naṣ apapun untuk memerintahkan cinta 

kepada tanah air karena manusia normal manapun mempunyai kecenderungan 

tersebut. Kecintaan kepada  tanah air tidak boleh dilihat sebagai kecintaan yang 

menyingkirkan agama, sehingga seakan-akan jika seseorang mencintai tanah airnya 

maka ia akan memberhalakan tanah air yang menyingkirkan kecintaan kepada 

Allah Swt. dan Rasul-Nya. Orang yang cinta kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya 

dapat secara bersamaan mencintai orang tua, suami, isteri atau anak-anaknya, 

termasuk juga mencintai tanah airnya. Pada dasarnya kecintaan kepada tanah air 

dihukumkan mubah.  

Rasulullah saw. sendiri mengekspresikan kecintaannya kepada Makkah dan 

Madinah, sebagaimana ditunjukkan, seperti ditunjukkan oleh doa Rasulullah saw.: 
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 صلى الله عليه وسلم

  186 
 

Artinya: 

“Dari ·Ā’isyah ra. ia berkata, Nabi saw. berdoa: “Ya Allah, berikanlah 

kecintaan kami kepada Madinah sebagaimana Engkau memberikan kecintaan 

kami kepada Makkah atau lebih, dan pindahkanlah wabah demam ke daerah 

Juhfah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami untuk setiap mud dan 

ṣa’ kami.”  

  

 Dalam hadis lain ditemukan keterangan: 

صلى الله عليه وسلم

187 

 

Artinya: 

“Dari Anas ra. (ia bercerita), sesungguhnya Rasulullah saw. ketika pulang 

dari bepergian dan melihat dinding Kota Madinah, beliau mempercepat laju 

ontanya dan apabila mengendarai tunggangan maka beliau menggerak-

gerakannya karena kecintaannya kepada Madinah.”  

 

 Imam  Ibnu   Ḥajar  al-·Asqalānī  (773-852 H/1372-1449 M),  Imam  Badr  

al-Dīn al-·Aynī (762-855 H/1360-1453 M), dan Imam al-Mubarakfūrī (1943-2006) 

 

186Abū ·Abdullāh  Muḥammad  bin  Ismā·il  al-Bukhārī,  Ṣaḥīḥ  al-Bukhārī,  Juz  V, hadis 

no. 6011 dan Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz II, hadis no. 1376.  

187Abū ·Abdullāh  Muḥammad  bin  Ismā·il  al-Bukhārī,  Ṣaḥīḥ  al-Bukhārī,  Juz  II, hadis 

no. 1787; Abū ·Īsā Muḥammad bin ·Īsā bin Ṡawrah al-Tirmiżī al-Sulamī, Sunan al-Tirmiżī, V, hadis 

no. 3441; dan Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Ḥilāl bin Asad al-Syaibānī, Musnad Aḥmad 

bin Ḥanbal, Juz II, hadis no. 12644. 
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menjelaskan bahwa hadis tersebut menjadi dalil atas keutamaan Madinah dan 

disyariatkannya mencintai tanah air dan merindukannya.188  

Berdasarkan hal ini maka Nasionalisme sebagai bentuk ekspresi kecintaan 

kepada tanah air tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan diperintahkan 

oleh hukum Islam. Kecintaan terhadap tanah air dalam konteks Nasionalisme tidak 

boleh dipandang sebagai bentuk dari ·aṣabiyyah. 

Term ·aṣabiyyah berasal dari kata al-ta·aṣṣaba yang bermakna fanatisme.189 

Makna ·aṣabiyyah secara literal adalah suatu keterikatan seseorang yang cenderung 

kepada fanatisme terhadap keluarga yang bertekad untuk tolong-menolong dan 

saling berkerjasama untuk sesuai dengan prinsip kelompoknya.190  

Rasulullah saw. sendiri telah meretriksinya pada suatu kecintaan berlebihan 

yang menyebabkan seseorang membela kelompoknya secara membabi buta 

sehingga berbuat kezaliman, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis ini: 

191

 

188Abū Faḍl Aḥmad bin ·Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin ·Alī bin Maḥmūd bin 

Aḥmad bin Ḥajar al-Kinānī al-·Asqalānī, Faṭḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz III (Beirut: Dār 

al-Ma·ārif, 1379), h. 621,  dalam al-Maktabah al-Syāmilah, Version 2.11, Ed. II, [CD ROM], 

Shamela; Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā Badr al-Dīn al-·Aynī, ·Umdah al-Qārī 

Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz XV, h. 439, dalam al-Maktabah al-Syāmilah, Version 2.11, Ed. II, [CD 

ROM], Shamela; dan Abū al·Alā Muḥammad bin ·Abd al-Raḥmān bin ·Abd al-Raḥīm al-

Mubarakfūrī, Tuḥfah al-Aḥwżī Bi Syarḥ al-Jāmi· al-Tirmiżī, Juz  IX (Beirut:  Dār al-Kutub al-

·Ilmiyyah, t.th), h. 283, dalam al-Maktabah al-Syāmilah, Version 2.11, Ed. II, [CD ROM], Shamela. 

189Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia. Ali Ma'shum dan 

Zainal Abidin Munawwir (eds.) (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 936.   

190Louis Ma’lūf,  al-Munjīd Fī al-Lugah wa al-A·lām, Jilid I, h. 508.   

191Sulaymān bin al-Asy·at Abū Dāwud, Sunan Abū Dāwud, Juz II, Muḥammad Muḥy al-

Dīn ·Abd Ḥamīd (ed.) (t.t.: Dār al-Fikr, t.th.), hadis no. 5119, dalam al-Maktabah al-Syāmilah, 

Version 2.11, Ed. II. [CD ROM], Shamela; dan Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusayn bin ·Alī bin Mūsā 

al-Bayhaqī M). Sunan al-Bayhaqī al-Kubrā, Juz X, Muḥammad ·Abd al-Qādir ·Aṭā (ed.) (Makkah: 
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Artinya: 

 

“Dari Seorang anak perempuan Wāṡilah bin al-Asqa·, sesungguhnya ia 

berkata, bahwa ayahnya (Wāṡilah) bertanya kepada Rasulullah saw.: “Ya 

Rasulullah, apakah al-·aṣabiyyah itu? Rasulullah saw. menjawab: “Engkau 

membela kaummu sekali pun mereka dalam kezaliman.”  

 

 Hadis ini memang dikritik oleh kalangan ulama hadis sebagai hadis ḍa·īf. 

Imam Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī mengutip keterangan dari Imam al-Hayṡāmī (735-807 

H) bahwa sumber  kritikan  dari  hadis  ini  adalah dalam sanadnya terdapat Abū 

·Uqayl Yaḥyā bin al-Mutawakkil yang dilemahkan oleh kebanyakan para ahli 

hadis.192 Namun para ulama telah mendefinisikan ·aṣabiyyah semakna hadis ini 

untuk meretriksi makna ·aṣabiyyah tersebut bukan dalam konteks kecintaan kepada 

tanah air, tetapi pembelaan seseorang terhadap kelompoknya atau kaumnya secara 

fanatik sekali pun kelompok atau kaumnya dalam kesalahan, sebagaimana 

penjelasan Imam al-Ābādī (w. 1329 H) pada saat menjelaskan makna al-·aṣabiyyah 

dalam hadis-hadis riwayat Abū Dāwud.193 Menyamakan cinta tanah air sebagai al-

·aṣabiyyah jelas merupakan perluasan makna yang terlalu berlebihan, sehingga 

mengharamkan sesuatu yang jaiz, bahkan disyariatkan dalam Islam. 

Dari konteks inilah maka dapat dirumuskan suatu pandangan korektif 

hukum Islam tentang Nasionalisme sebagai implementasi cinta tanah air di era 

kontemporer. Jingo-Nasionalisme seperti yang dikatakan oleh Soekarno dalam 

 

Maktabah Dār al-Bāz, 1414 H/1994), hadis no. 20865, dalam al-Maktabah al-Syāmilah, Version 

2.11, Ed. II. [CD ROM], Shamela.   

192Jalāl  al-Dīn ·Abd  al-Rahmān  bin  Abī  Bakr  al-Suyūṭī,  al-Jam·u al-Jawāmi·,  Juz VI, 

h. 449, dalam al-Maktabah al-Syāmilah, Version 2.11, Ed. II, [CD ROM], Shamela.   

193Muḥammad Syamsul al-Ḥaqq al-·Aẓīm al-Ābādī, ·Awn al-Ma·būd Syarḥ Sunan Abī 

Dāwud, Juz XIV (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-·Ilmiyyah, 1415), h. 17-18, dalam al-Maktabah 

al-Syāmilah, Version 2.11, Ed. II, [CD ROM], Shamela.  
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perspektif al-·aṣabiyyah adalah haram karena mendorong seseorang membela tanah 

airnya, sekali pun dalam kesalahan dan kezaliman. Sedangkan Sosio-Nasionalisme 

yang dirumuskan Soekarno tetap berpijak pada prinsip-prinsip kebenaran dan 

keadilan sosial, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai al-·aṣabiyyah yang 

terlarang.   

Jika Sosio-Nasionalisme merupakan sesuatu yang jaiz maka pendirian 

negara bangsa sebagai aktualisasinya dalam konteks politik ketatanegaraan juga 

merupakan sesuatu yang boleh dilakukan. Dalam Islam tidak ada naṣ yang jelas 

(ṣariḥ) yang mengatur tentang bentuk negara karena hal ini termasuk siyāsah 

syar·iyyah yang teknisnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang lebih 

mendekatkan kepada kemaslahatan.194 Afifufddin Muhadjir menegaskan bahwa 

kehadiran negara dalam hukum Islam bukan tujuan (gayah), melainkan sarana 

untuk mencapai tujuan (wasīlah). Tujuan berdirinya negara untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia secara lahir batin, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga 

kehadiran negara harus mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang 

berkeadilan dan berketuhanan. Hal ini menjadikan bentuk negara tidak disinggung 

dalam teks wahyu yang hanya berbicara tentang masalah negara secara makro.195  

e. Keuntungan atau Kerugian 

 

Menurut Soekarno bahwa keuntungan dan kerugian menjadi dasar 

pertimbangan yang sangat penting dalam hukum Islam, apabila tidak ada satu dalil 

 

194Tim Bahtsul Masail Himasal, Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan Di Tengah 

Kebhinekaan (Cet. I; t.t.: Lirboyo Press dan LTN Himasal Pusat, 2018), h. 17-19.  

195Afifuddin Muhadjir, Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan 

Islam (Cet. I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), h. 23.   
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pun yang membicarakan suatu kasus hukum. Sesuatu yang mendatangkan kerugian 

dan bahaya akan menjadi makruh atau haram, sedangkan sesuatu yang 

mendatangkan keuntungan menjadi boleh.196  

Contoh paling nyata menurut Soekarno adalah kasus transfusi darah (blood 

transfution). Soekarno mengkritik pandangan para ulama di masanya yang 

cenderung mengharamkan transfusi darah dengan alasan bahwa akan memberikan 

kesempatan musuh untuk tetap hidup, padahal seharusnya dia mati. Alasan lain 

yang berkembang adalah haram mendonorkan darah seorang muslim yang suci 

kepada non muslim yang tidak suci. Alasan-alasan ini dipertanyakan oleh Soekarno 

karena baginya menunjukkan wajah Islam menjadi primitif dan biadab. Justru akan 

terlihat oorlogsethiek (etika perang) bangsa Barat yang Nasrani akan lebih 

manusiawi karena mereka menolong korban perang tanpa mempertanyakan asal-

usul keagamaan atau afiliasinya sebagai kawan atau musuh dalam perang.197  

Menurut Soekarno bahwa tidak ada satu ditemukan dalil al-Qur'an dan hadis 

yang membicarakan transfusi darah, sehingga pertimbangannya bukan pada dalil-

dalil al-Qur'an dan hadis, namun ada atau tidaknya keuntungan dan kerugian di 

dalamnya. Transfusi darah telah membawa keuntungan bagi orang yang 

membutuhkannya sebab menjadi “penyambung jiwa” yang jika tidak dilakukan 

maka akan membahayakan orang tersebut. Sedangkan bagi pendonor tidak 

mendatangkan kerugian atau bahaya apapun. Hal ini seharusnyan menjadi boleh 

 

196Soekarno, “Bloodtransfusie dan Sebagian Ulama: Bagaimanakah Oorlogsethiek 

Islam?” h. 506.  

197Soekarno, “Bloodtransfusie dan Sebagian Ulama: Bagaimanakah Oorlogsethiek 

Islam?” h. 502. 
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karena cocok dengan etika Islam yang menganjurkan memberikan pertolongan 

kepada orang lain yang membutuhkan.198  

Soekarno menegaskan bahwa transfusi darah bukan untuk membantu 

peperangan, sehingga dipersepsikan sebagai membantu musuh memenangkan 

perang kalau menolong musuh yang membutuhkan transfusi darah. Transfusi darah 

semata-mata adalah menolong korban-korban peperangan tanpa memandang bulu 

atau kebangsaan seseorang. Soekarno mencontohkan tindakan yang dilakukan oleh 

Rode Kruis atau Palang Merah Internasional yang membantu siapapun yang terluka 

dalam medan perang, baik kawan atau musuh, pembela keadilan atau 

pengingkarnya, pihak yang diridai oleh Allah Swt. atau pihak yang durhaka kepada 

Allah Swt., semuanya ditolong tanpa terkecuali.199  

Konsepsi Soekarno ini bukan sesuatu di luar konstalasi epistemologi hukum 

Islam, namun  memiliki  landasannya  dalam  uṣūl  al-fiqh yang dikenal dengan 

teori maṣlaḥah al-mursalah. Al-Maṣlaḥat pada dasarnya adalah suatu dalil hukum 

yang didasarkan tujuan untuk mewujudkan   manfaat   dan   menolak   

kemudaratan.200  Dalil  ini  disebut  pula  dengan  al-istiṣlāḥ atau ṭalab al-istiṣlāḥ.201 

Dalil ini muncul didasarkan alasan bahwa tujuan hukum Islam pada dasarnya untuk 

 

198Soekarno, “Bloodtransfusie dan Sebagian Ulama: Bagaimanakah Oorlogsethiek Islam?” 

h. 506.  

199Soekarno, Sekali Lagi: Bloedtransfusie, Satu Surat Terang-Terangan, dan Satu Surat 

Kaleng! MIAI Diharap Mendjelaskan Sikapnja, dalam K. Goenadi dan H. Muallif Nasution (eds.), 

Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I (t.t. Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965), h. 

436-537.   

200·Abd  al-Wahhāb  Khallāf,  ˙Ilm  Uṣūl  al-Fiqh, h. 84.    

201Romli, Muqaranah Mazahib Fil Ushul (Cet. I; Jakarta Gaya Media Pratama, 1999), h. 

157. 



 

 

 

 

 

 

265 
 

mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.202 Jumhur atau kebanyakan 

ulama menerima al-maṣlaḥat sebagai salah satu dalil dalam hukum Islam, terutama 

fuqaha Mazhab Mālikī.203  

Di  antara  kategori  al-maṣlaḥat  ada  yang   disebut   dengan  maṣlaḥat al-

mursalah, yaitu maslahat yang tidak disebutkan dalam al-naṣ, tidak diperintahkan 

atau dilarang oleh al-naṣ,  dan  tidak  pula  diperoleh  dari  al-naṣ  dengan  jalan 

i’tibar atau diperintahkan oleh al-naṣ untuk dii’tibarkan. Oleh karena itu, para  

ulama  ada  yang  menyebut  maṣlaḥat  al-mursalah dengan maṣlaḥat al-muṭlāq, 

suatu teori al-maṣlaḥat yang sesuai dengan konsepsi Soekarno tentang prinsip 

kerugian dan keuntungan.204  

Para ulama uṣul memformulasikan berbagai syarat maṣlaḥat al-mursalah 

yang absah dijadikan sebagai dalil hukum Islam, yaitu:  

1. Kemaslahatan tersebut memang benar-benar merupakan maslahat hakiki 

(qaṭ·iyyah atau ḥaqiqiyyah) dan bukan rekayasa atau perkiraan semata 

(ẓanniyyah).205 Kriteria utama untuk menyebut suatu kemaslahatan merupakan 

kemaslahatan hakiki adalah apabila kemaslahatan tersebut melindungi tujuan-

tujuan penetapan hukum Islam (al-muḥāfaẓah ·alā maqāṣid al-syar·i) yaitu: 

perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-

nafs), perlindungan terhadap akal  (ḥifẓ al-·aql), perlindungan terhadap  nasab 

 

202·Abd  al-Wahhāb  Khallāf,  ˙Ilm  Uṣūl  al-Fiqh, h. 84.     

203Romli, Muqaranah Mazahib Fil Ushul (Cet. I; Jakarta Gaya Media Pratama, 1999), h. 

163-167.  

204·Abd  al-Wahhāb  Khallāf,  ˙Ilm  Uṣūl  al-Fiqh, h. 84.     

205·Abd  al-Wahhāb  Khallāf,  ˙Ilm  Uṣūl  al-Fiqh, h. 86.     
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atau keturunan (ḥifẓ al-nasb) dan perlindungan terhadap harta benda (ḥifẓ al-

māl). Kemaslahatan yang melindungi lima aspek ini disebut maṣlaḥat al-

ḍaruriyyah yang jika tidak akan dilindungi akan mendatangkan mafsadat yang 

pasti bagi kehidupan manusia, minimal dikategorikan maṣlaḥat al-ḥaja’iyyah 

yang jika tidak diproteksi akan sangat berpotensi mendatangkan kesulitan bagi 

kehidupan manusia (masyaqqat).206  

2. Kemaslahatan berkaitan dengan maslahat universal (kulliyyah) dan 

menyangkut kebutuhan orang banyak (·āmmah), bukan kemaslahatan parsial 

(juz·iyyah) atau menyangkut satu atau sebagian orang saja (syakhṣiyyah). 

Kedua, kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang telah ada 

sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil al-naṣ atau berdasarkan 

ijma.207  

3. Kemaslahatan tersebut diakui dan disepakati oleh orang-orang Islam tentang 

keberadaannya dan dipraktekkan pula oleh orang-orang Islam dalam 

kehidupan mereka sehari-hari.208  

Hal ini menunjukkan bahwa konsepsi Soekarno yang menjadi keuntungan 

dan kerugian sebagai salah satu prinsip penetapan hukum Islam sangat sesuai 

dengan prinsip penetapan hukum Islam yang dirumuskan oleh para ulama fikih. 

  

 

206Muḥammad  Abū  Zahrah,  Uṣūl  al-Fiqh  (t.t.:  Dār  al-Fikr  al-·Arabī,  t.th.),  h. 278 dan 

·Abd al-Wahhāb Ibrāhīm Abū Sulaymān, al-Ḍaruriyyah wa al-Ḥajah wa Aṡārahumā fi al-Tasyrī· 

al-Islāmī, terj. H. Agil Husin Al-Munawwar dan Hadri Hasan, Pengaruh Dharurat dan Hajat dalam 

Hukum Islam (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994), h. 22.   

207·Abd  al-Wahhāb  Khallāf,  ˙Ilm  Uṣūl  al-Fiqh, h. 87.      

208Romli, Muqaranah Mazahib Fil Ushul, h. 173.  
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f. Kekaretan Hukum Islam 

Hukum Islam dalam pandangan Soekarno haruslah adaptif terhadap 

perubahan dan perkembangan zaman. Di sinilah letak keberlakuan hukum Islam 

yang senantiasa terbaharukan karena dapat senantiasa berelasi dengan 

perkembangan zaman. Soekarno mengistilahkan adaptabilitas hukum Islam ini 

dengan “kekaretan” laksana karet yang elastis yang dapat berubah-ubah bentuknya 

sesuai perubahan zaman. Soekarno menegaskan hal ini dengan menggunakan 

tulisan Sayyid Amir Ali sebagai otoritasnya.209  

Sayangnya, Soekarno mengulangi kelemahannya, yaitu tidak akurat dalam 

mengutip tulisan-tulisan para ahli. Bahkan kali ini ia melakukan interpolasi kalimat 

yang fatal yang tidak ditulis oleh Amir Ali.  Soekarno menulis bahwa Amir Ali 

menegaskan: 

"The elasticity of laws is their great test and this test is preeminently 

possessed by those of Islam. Their compatibility with progress shows their 

founder's wisdom."   

"Hukum jang jempol haruslah seperti karet, dan kekaretan ini adalah 

teristimewa sekali pada hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam itu bisa 

tjotjok dengan semua kemadjuan.  Itulah kebidjaksanaan jang 

membuatnja."210  

 

 Berkaitan dengan tulisan Soekarno tersebut maka Bernhard Dahm 

mengkritik Soekarno dengan telak. Bagian tulisan yang menurut Soekarno telah 

dikutipnya dari Amir Ali ternyata tidak terdapat di dalam buku Amir Ali.211 Kritik 

Dahm tersebut benar karena Penulis juga tidak mendapatkan kutipan tersebut, 

bahkan dengan bantuan komputer menggunakan softwere Nitro Pro. Versi 

 

209Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 379.      

210Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 375.      

211Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 232.  
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13.70.0.030 juga Softwere Atlas.ti.9 yang sangat sensitif dengan tingkat akurasi 

yang sangat tinggi untuk menemukan kalimat-kalimat dalam suatu teks buku. Amir 

Ali menyebut hanya sekali tentang elastisitas hukum Islam (elasticity of law) dan 

tidak seperti yang dikutip oleh Soekarno, tetapi berkaitan dengan masalah poligami 

yang implementasinya dapat disesuaikan dengan berbagai peradaban masyarakat. 

Amir Ali menulis: 

But it must be remembered that the elasticity of laws is the greatest test of 

their beneficence and usefulness. And this is the merit of the Koranic 

provision. It is adapted alike for the acceptance of the most cultured society 

and the requirements of the least civilised. It ignores not the needs of 

progressive humanity, nor forgets that there are races and communities on 

the earth among whom monogamy may prove a dire evil. The task of 

abolishing polygamy, however, is not so difficult as is imagined. The blight 

that has fallen on the Moslem nations is due to the patristic doctrine which 

has prohibited the exercise of individual judgment (Ijtihad).212  

Artinya: 

Tetapi harus diingat bahwa elastisitas hukum merupakan ujian terbesar atas 

kebaikan dan kegunaannya. Dan inilah keutamaan al-Quran. Ketentuan ini 

bisa disesuaikan untuk diterima oleh masyarakat yang paling berbudaya 

maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling tidak beradab. 

Ketentuan ini tidak mengabaikan kebutuhan umat manusia yang progresif, 

juga tidak melupakan bahwa ada ras dan komunitas di bumi di mana 

monogami bisa menjadi malapetaka yang mengerikan. Namun, tugas 

menghapus poligami tidak sesulit yang dibayangkan. Kemunduran yang 

menimpa bangsa-bangsa Muslim disebabkan oleh doktrin patriarkal yang 

melarang penggunaan pertimbangan individu (Ijtihad). 

 

 Dahm dengan tepat menyatakan bahwa Soekarno telah menjadikan Amir 

Ali sebagai otoritasnya dengan jalan “menyuruh” Amir Ali mengucapkan 

pendapatnya sendiri.213 Kalimat-kalimat Amir Ali yang dimaksudkan untuk 

adaptabilitas hukum poligami dalam Islam telah ditarik, diperluas dan dipukul rata 

 

212Sayyid Amir Ali, The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Ideals of Islam, h. 

230-231.   

213Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 232.   
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oleh Soekarno menjadi adaptabilitas hukum Islam. Kalimat “this test is 

preeminently possessed by those of Islam” sebagai inti dari gagasan Soekarno 

merupakan bentuk kalimat interpolatif terhadap tulisan Amir Ali. Seharusnya 

Soekarno secara jujur menyebut hal tersebut adalah interpretasinya terhadap tulisan 

Amir Ali karena memang gagasan elektabilitas hukum Islam didukung sepenuhnya 

oleh Amir Ali dalam bukunya tersebut, seperti masalah poligami ini.  

 Terlepas dari semua itu, konsepsi Soekarno tentang kekaretan hukum Islam 

merupakan salah satu konsepsi yang subtantif dari keseluruhan gagasannya 

terhadap keberlakuan hukum Islam dalam mendorong pembaharuan Islam. 

Soekarno menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya relevan untuk konteks 

sejarahnya, tetapi juga dapat beradaptasi dengan kemajuan dan perubahan zaman.  

 Fleksibilitas dan adabtabilitas hukum Islam memang merupakan salah satu 

konsep penting dalam hukum Islam, bahkan merupakan salah satu karakteristik dari 

fikih.214 Qa·idah uṣul fiqh  menyebutkan:  

 215 ن لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزما

Artinya: ’Tidak dapat diingkari bahwa adanya perubahan hukum lantaran 

berubahnya masa.’ 

 

Soekarno mencontohkan kekaretan hukum Islam tentang masalah mencuci 

bejana bekas jilatan anjing. Ketika masih bermukim di Ende, Soekarno memelihara 

seekor anjing penjaga rumah yang diberi nama Ketuk. Suatu hari, Ketuk menjilat 

 

214Afifuddin Muhadjir, Membangan Nalar Islam Moderat: Kajian Metodologis (Cet. II; 

Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018), h. 32.  

215Aḥmad bin Syaikh Muḥammad al-Razzāq, Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, Juz I, h. 

129.    
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air dalam panci yang terlihat oleh anak angkat Soekarno, Ratna Djuami. Anak 

angkatnya ini berteriak memberitahukan Soekarno tentang tingkah Ketuk. 

Soekarno menyuruh agar Ratna membuang air di dalam panci bekas jilatan Ketuk 

dan mencucinya beberapa kali dengan menggunakan sabun dan kreolin (sejenis 

karbol pembunuh kuman, bakteri, atau jamur). Ratna mengingatkan Soekarno 

tentang hadis Rasulullah saw. bahwa panci itu seharusnya dicuci tujuh kali dan di 

antaranya satu kali menggunakan tanah. Soekarno malah menjawab bahwa di 

zaman Rasulullah saw.  belum ada sabun dan kreolin, sehingga Rasulullah saw. 

tidak memerintahkan mencuci dengan kedua benda pembersih tersebut. Dengan 

kata lain, jika seandainya masa Rasulullah saw. sudah terdapat sabun dan kreolin 

menurut keyakinan Soekarno pasti Rasulullah saw. akan menyuruh mencuci bejana 

bekas jilatan anjing dengan sabun dan kreolin.216  

Hadis yang berkaitan dengan mencuci bejana bekas jilatan anjing, yaitu: 

 صلى الله عليه وسلم

  217  

 

216Soekarno, “Masjarakat Onta dan Masjarakat Kapal-Udara,” h. 483.  

217Abū ·Abdullāh  Muḥammad  bin  Ismā·il  al-Bukhārī,  Ṣaḥīḥ  al-Bukhārī, Juz I, hadis 

no170 dan Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz I, hadis no. 279.   
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Artinya: 

 

“Dari Abū Hurayrah, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 

“Apabila seekor anjing minum di dalam bejana-bejana kamu maka cucilah 

bejana itu tujuh kali  

 

Dalam riwayat yang lain: 

صلى الله عليه وسلم

 218 
Artinya: 

 

“Dari Abū Hurayrah, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 

“Kesucian bejana seseorang di antara kamu adalah apabila bejana itu dijilat 

anjing adalah mencucinya tujuh kali dan cucian yang pertama dengan 

menggunakan tanah”  

 

 Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan hukum berdasarkan kedua 

hadis ini. Ulama-ulama Mazhab Syāfi·iyyah menegaskan bahwa tanah pada 

basuhan pertama harus diratakan ke semua tempat yang terkena najis bersama-sama 

dengan air sebagaimana petunjuk hadis yang kedua karena tanah merupakan satu-

satunya bahan yang digunakan untuk mensucikan bejana yang dijilat anjing yang 

tercampur air, sehingga tidak cukup menggunakan bahan lain untuk pembersih 

seperti sabun, garam atau pembersih lainnya. Adapun ulama-ulama Mazhab 

Ḥanbaliyyah menegaskan bahwa tanah atau debu dapat diganti dengan bahan lain 

yang bersifat sebagai bahan pembasuh (al-nukhālah) yang dapat menghilangkan 

kotoran, meskipun tanah mudah diperoleh. Ulama-ulama Mazhab Ḥanbaliyyah 

beralasan bahwa penekanan pada penggunaan tanah atau debu hanyalah untuk 

memberikan perhatian kepada suatu bahan yang mengandung daya pembersih yang 

 

218Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz I, hadis no. 667 dan Sulaymān 

bin al-Asy·at Abū Dāwud, Sunan Abū Dāwud, Juz I, hadis no. 71. 
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tinggi.219 Sedangkan Ulama-ulama Mazhab Ḥanafiyyah, Mālikiyyah dan 

Ja·fariyyah memandang bahwa membasuh dengan tanah tidak wajib dengan alasan 

bahwa hadis-hadis membasuh dengan tanah itu muḍtarib (terbolak-balik), yaitu ada 

yang menyebutkan “awal basuhan dengan tanah,” ada yang menyebutkan “terakhir 

basuhan menggunakan tanah,” riwayat yang lain “salah satu basuhan menggunakan 

tanah,” atau “ketujuh kali basuhan dengan tanah,” juga “kedelapan kali basuhan 

dengan tanah,” sedangkan kaidah mengharuskan menggugurkan hadis-hadis yang 

muḍtarib.220  

 Ketiga pandangan ini sebenarnya berangkat dari paradigma yang berbeda 

dalam melihat kedua teks hadis tersebut dari dua dimensi syariat, yaitu pandangan 

ta·abbudī yang memandang bahwa hukum-hukum Islam merupakan ibadah yang 

tidak dapat dirasionalisasikan sehingga memerlukan ketundukan dan ketaatan 

totalitas sebagai hamba Allah Swt., serta ta·aqqullī yang memandang hukum Islam 

sebagai suatu hukum yang dapat dirasionalisasi dan diketahui maksud-maksud 

implementasinya.221 Ulama-ulama Mazhab Syāfi·iyyah, Ḥanafiyyah, Mālikiyyah 

dan Ja·fariyyah memandang bahwa perintah membasuh bejana jilatan anjing 

merupakan ta·abbudī, sehingga harus dijalankan sesuai teks hadis, sekalipun 

Ḥanafiyyah, Mālikiyyah dan Ja·fariyyah menolak penggunaan tanah sebagai 

kewajiban karena adanya kontroversi di antara matan hadisnya. Adapun ulama-

 

219Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuhu, Juz I (Cet. II; Damsyiq: Dār al-Fikr, 

1405 H/1985 M), h. 181.   

220Muḥammad bin ·Alī bin Muḥammad al-Syawkani, Nayl al-Awṭār Syarḥ Muntaqa al-

Akhbār fī Aḥādiṡ al-Akhyār, Juz I (Mesir: Muṭafa Bāb al-Halabi, t.th.), h. 47.  

221Lihat Hamka Haq, Dialog Pemikiran Islam (Tradisionalisme, Rasionalisme dan 

Empirisme Dalam Teologi, Filsafat dan Ushul Fikih), h. 134-139   
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ulama Mazhab Ḥanbaliyyah memandang masalah ini secara ta·aqqullī bahwa tanah 

adalah unsur pembersih, sehingga dapat digantikan oleh bahan pembersih lainnya, 

seperti sabun atau kreolin. Ditinjau dari dimensi ini maka pandangan Soekarno 

cenderung pada ulama-ulama Mazhab Ḥanbaliyyah, sehingga ia menggunakan 

sabun dan kreolin sebagai ganti tanah yang menurutnya merupakan alat pembersih 

lebih baik dari tanah. Jika kemajuan zaman menemukan alat pembersih yang lebih 

baik dari tanah, seperti sabun dan kreolin maka tentu akan lebih utama 

menggunakannya. Perspektif Islam rasional Soekarno sesuai dengan paradigma 

ta·aqqullī. 

   

C. Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Soekarno tentang Hukum Islam 

Eksplorasi terhadap pemikiran Soekarno tentang hukum Islam ini dari 

Soekarno menunjukkan bahwa gagasannya memiliki implikasi-implikasi yang 

serius dalam wacana hukum Islam. Hal ini  menolak anggapan bahwa Soekarno 

hanya menggunakan Islam untuk tujuan-tujuan politiknya seperti anggapan John D. 

Legge dan Berhnard Dahm.222  

Pemikiran Soekarno juga masih dalam batas-batas yang dapat ditoleransi 

dalam hukum Islam, sekalipun terlihat radikal pada zamannya. Bernhard  Dahm 

menganggap bahwa  reinterpretasi yang dilakukan oleh Soekarno terhadap al-

Qur'an dan hadis telah keluar dari ajaran Islam yang dapat menghasilkan agama 

 

222Lihat John D. Legge, Sukarno: A Political Biography, terj. Tim PSH, Sukarno: Sebuah 

Biografi Politik (Cet. II; Jakarta: Sinar Harapan, 1982),  h. 169 dan Bernhard Dahm, Sukarno and 

The Struggle for Indonesian Independence, terj. Hasan Basari, Soekarno dan Perjuangan 

Kemerdekaan (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1987), h. 239.  
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baru dan melikuidasi ajaran Islam.  Anggapan  tersebut  terlihat  menjadi  tuduhan  

yang  sangat  berlebihan  dan  tidak berdasar.223  

Pemikiran Soekarno tentang hukum Islam sebenarnya masih problematik 

yang mengharuskan adanya kajian kritis terhadap berbagai dimensi pembaharuan 

yang diinginkannya. 

1. Kritik terhadap Konsepsi Pembaharuan Hukum Islam Soekarno yang 

Abstraktif  

Pemikiran Soekarno tentang hukum Islam yang disebutnya memudakan 

pengertian Islam atau rethinking oleh Islam bermuara pada ijtihad. Namun term 

ijtihad Soekarno dirumuskan menjadi sangat luas dan mencakup semua aspek 

kehidupan umat Islam. Ijtihad baginya merupakan penyelidikan kembali terhadap 

pengertian-pengertian terhadap Islam yang ia sebut rethinking of Islam, reorientasi 

(her-orientatie), penelaahan kembali, pengoreksian kembali, difikirkan kembali, 

atau dipermudakan kembali terhadap berbagai aspek ajaran Islam.224  

Kelebihan dari konsepsi ijtihad yang luas adalah inklusivitasnya yang dapat 

mencakup berbagai elemen ilmu pengetahuan Islam dan ilmu pengetahuan umum 

menjadi saling terkait dan memungkinkan dilakukannya tinjauan interdisipliner 

untuk membangun konsepsi ijtihad dengan ruang lingkup yang lebih luas. Ijtihad 

tidak lagi semata-mata hanya memahami al-naṣ, tetapi segala penelitian, 

penyelidikan dan tindakan praksis yang menghubungkan al-naṣ dengan realitas 

dapat disebut ijtihad, misalnya politik Islam, ekonomi Islam, budaya Islam, 

 

223Lihat Bernhard Dahm, Sukarno and The Struggle for Indonesian Independence, h. 239.    

224Soekarno, “Me-Muda-Kan Pengertian Islam,” h. 370-372.       
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kesenian Islam, olahraga Islam, dan lain-lain. Hasilnya akan muncul dalam bentuk 

fleksibilitas ijtihad untuk beradaptasi dengan perkembangan baru atau perubahan 

dalam pemahaman konsep tersebut. Definisi ijtihad yang luas akan terlihat 

sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang yang tidak memiliki latar 

belakang teknis di bidang ilmu fikih yang mendalam, seperti Soekarno.  

Namun kelemahan utama dari konsep ijtihad yang terlalu luas adalah 

ketidakjelasan dan kekurangtepatannya. Ijtihad menjadi ambigu dan samar-samar 

karena terlalu fleksibel, sehingga tidak akan tersedia panduan teknis operasional 

yang terperinci atau spesifik. Dengan konsep ijtihad yang luas maka inklusivitasnya 

menjadi sangat tinggi, dapat diartikan secara beragam oleh berbagai pihak, dan 

menyebabkan konflik interpretatif yang bahkan sebenarnya tidak terlalu tepat 

disebut ijtihad. Misalnya, seorang politisi dapat menyebut tindakannya untuk 

menyelamatkan kepentingan politiknya sebagai ijtihad politik, upaya nasionalisasi 

perusahaan asing dapat dinamakan ijtihad ekonomi, tim sepakbola yang berupaya 

mendiskusikan strategi memenangkan pertandingan sepakbola dapat disebut ijtihad 

sepakbola, dan lain-lain.  

Masalah lain adalah munculnya kesulitan dalam implementasi praktis 

karena konsep ijtihad yang terlalu luas menjadi sulit disebabkan mencakup terlalu 

banyak aspek atau elemen yang mungkin sulit dikelola. Akhirnya konsep ijtihad 

menjadi kehilangan fokus pada aspek paling penting, yaitu operasionalisasi ijtihad 

itu sendiri. Inilah penyebabnya sulit ditemukan aspek teknis operasional untuk 

mengimplementasikan ijtihad Soekarno ini dalam bentuk metodologi dan kaidah-

kaidah terperinci (tafṣiliyyah) seperti yang dirumuskan oleh para ulama uṣūl al-fiqh.  
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Memang hasil eksplorasi gagasan Soekarno tentang pembaharuan hukum 

Islam telah didapatkan enam prinsip pembaharuannya seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. Enam prinsip ini masih terlalu global untuk menjadi kaidah-kaidah 

teknis operasional yang langsung dapat diterapkan dalam istinbaṭ hukum Islam. 

Bahkan konsepsi api Islam yang semestinya menjadi konsep Soekarno yang paling 

sentral dari keseluruhan gagasannya tentang pembaharuan hukum Islam menjadi 

konsep yang terlalu abstrak dan kabur.  

Soekarno bahkan terkesan tidak begitu peduli dengan hal-hal bersifat teknis, 

bahkan tingkat ketidakpeduliannya sampai-sampai tidak peduli dengan ketepatan 

kutipan dari para ulama atau intelektual lainnya yang dijadikan otoritasnya.   

Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya konsep pembaharuan hukum Islam 

Soekarno yang terlalu general dan abstrak merefleksikan masalah paling akut dari 

nalarnya sendiri, yaitu nalar dialektika Hegelian-Marxian untuk membentuk kajian 

Islam rasionalnya. Nalar ini mengandaikan suatu hubungan kausalitas antara tesis, 

antitesis, dan sintesis. Hubungan-hubungan ini akan senantiasa tercipta dalam satu 

rangkaian yang senantiasa terjadi dan bersifat mutlak. Pola pembaharuan pemikiran 

Islam, termasuk hukum Islam lalu diabstraksikan sebagai rangkaian dialektika 

antargagasan. Apabila konsepsi yang lama seperti taklid diposisikan sebagai tesis, 

sedangkan Islam rasional diposisikan sebagai antitesis. Pada suatu ketika akan 

terjadi sintesis dalam dua pola pemikiran yang saling bertentangan ini, lalu akan 

mendorong suatu tingkat yang lebih maju bagi pemikiran Islam dan hukum Islam.  

Jika pemikiran Islam telah maju maka akan mempengaruhi kehendak dan kemauan 

seseorang atau sekelompok orang menuju kemajuan pula. 
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Abstraksi dialektika ini mengandaikan suatu bentuk pola pemikiran yang 

berjalan mekanis dan deterministik. Seakan-akan jika antitesis langsung dihadirkan 

berkontradiksi dengan tesis maka gerak kemajuan akan dapat tercipta. Hubungan-

hubungan negasi dan kontradiksi antara tesis dan antitesis diabstraksikan sebagai 

dua kekuatan gagasan yang akan saling berkonflik, bernegasi, dan bermediasi lalu 

menghasilkan gagasan baru sebagai sintesis di antara keduanya. Nalar ini akhirnya 

terlalu melakukan generalisasi dan simplikasi terhadap suatu fenomena yang 

kompleks melalui konflik-konflik yang berlawanan.  

Generalisasi inilah yang akhirnya menyebabkan banyak nalar dialektika 

ketika dibawa ke realitas tidak  berkemampuan mendorong kemajuan yang diidam-

idamkannya. Misalnya, nalar Geist atau Rasio Absolut Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel yang terlalu melakukan abstraksi terhadap realitas-realitas yang kompleks 

menjadi semata-mata rasio yang mengambil jarak dengan realitas. Karl Heinrich 

Marx juga memiliki nasib yang sama yang hendak meruntuhkan Kapitalisme 

dengan klaim Sosialisme Ilmiah yang membawa gerak peradaban manusia ke arah 

Komunisme, namun mengalami kegagalan karena terlalu menggeneralisasi 

fenomena kehidupan manusia kepada ekonomisme sebagai dasar semua dinamika 

dan sejarah kehidupan manusia, sedangkan kompleksitas kehidupan manusia 

lainnya hanya merupakan refleksi dari ekonomi tersebut sebagai superstrukturnya. 

Penulis melihat adanya pola yang sama dalam pemikiran pembaharuan 

hukum Islam Soekarno ketika menggunakan nalar dialektika Hegelian-Marxian ini, 

yaitu adanya abstraksi yang terlalu generatif dan simplistis terhadap ijtihad dan api 

Islam sebagai suatu aktualisasi memudakan pengertian Islam atau rethinking of 
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Islam, sehingga akhirya nalar pragmatismenya justru tidak beroperasi dengan baik 

karena terlalu general dan abstraknya konsepsi ijtihad Soekarno. Pragmatisme suatu 

ijtihad mengharuskan diturunkannya kaidah-kaidah teknis dan operasional agar 

dapat memfungsikan ijtihad secara real berhadapan dengan kasus-kasus hukum 

Islam. Justru di sinilah letak kurang berfungsinya Islam rasional Soekarno yang 

terlalu general, abstrak, dan simplistis. 

Menurut Penulis bahwa pendekatan Soekarno terhadap ijtihad lebih bersifat 

konseptual dan filosofis daripada operasional. Tujuannya adalah untuk mendorong 

pemikiran kritis dan pembaharuan dalam pandangan umum terhadap Islam, bukan 

untuk menciptakan sistem hukum Islam yang terperinci, sekaligus mencerminkan 

pemahaman Soekarno bahwa dinamika kehidupan sosial dan kebutuhan umat Islam 

tidak dapat sepenuhnya diatur oleh kaidah yang rigid. 

Soekarno lebih menekankan pada kebutuhan untuk pembaharuan dan 

adaptasi dalam menghadapi tantangan kontemporer yang mungkin tidak selalu 

dapat dijawab dengan kaidah-kaidah yang sudah ada. Ia hendak menawarkan solusi 

untuk mengatasi problematika kontemporer dengan pendekatan yang lebih fleksibel 

dan kontekstual daripada yang ditawarkan oleh hukum Islam tradisional. Soekarno 

melihat lebih penting untuk mengubah cara berpikir umat Islam daripada 

merumuskan aturan spesifik. 

Secara keseluruhan, pendekatan Soekarno terhadap ijtihad lebih bertujuan 

untuk membuka ruang bagi pemikiran kritis dan adaptif dalam Islam terhadap 

modernitas daripada menetapkan aturan hukum yang spesifik sebagai bentuk 
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keinginan untuk melihat Islam sebagai agama yang dinamis dan mampu beradaptasi 

dengan keadaan sosial dan politik yang selalu berubah. 

Hal paling penting adalah keterbatasan Soekarno sendiri dalam 

merumuskan kaidah-kaidah hukum Islam. Merumuskan kaidah hukum Islam yang 

terperinci memerlukan keahlian khusus sebagai fuqaha yang jelas bukan merupakan 

area keahlian utama Soekarno. Soekarno sendiri secara mengakui bahwa ia bukan 

ahli fikih, tetapi banyak mempelajari sejarah Islam dan gerak-gerik masyarakat 

Islam, sehingga mengetahui banyak aliran dalam hukum Islam yang disebutnya 

kolot dan modern.225  

Soekarno juga mengakui bahwa dia bukan seorang ilmuwan yang ahli 

dalam bidang tertentu (een geleerde) atau seorang peneliti yang menulis buku 

ilmiah yang akademis yang metodologis dan ilmiah (wetenschappelijk), atau 

seorang yang menyusun teori reflektif (bespiegelend), namun seseorang yang tidak 

pernah puas dengan ilmu pengetahuan. Ia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang 

pemimpin politik yang kewajibannya bukan menghanyutkan diri dalam perenungan 

teoritis, tetapi mengaktifkan tindakan kepada masyarakat yang dipimpinnya, 

sehingga akan muncul dorongan dan kemauan untuk berbuat. Dorongan dan 

kemauan inilah yang menurut Soekarno akan menggerakkan perubahan sejarah 

apabila telah menjadi dorongan kolektif. Dengan kata lain, Soekarno menginginkan 

agar pemikirannya bernilai praksis yang akan ikut merubah sejarah dengan ikut 

mempengaruhi kemauan-kemauan kolektif (collectieve will) masyarakat yang 

 

225Soekarno, Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia, h. 10 dan 

Soekarno, “Negara Nasional dan Cita-Cita Islam: Kuliah Umum Di Universitas Indonesia, Jakarta, 

7 Mei 1953,” h. 7. 
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mendorong  terjadinya  gerakan  massa  (collectieve  daad)  mencapai  kemajuan 

bersama.226  

Soekarno merupakan tipologi pembaharu model pemikir avant-garde 

karena berbagai konsepsinya jauh lebih maju dari zamannya. Istilah avant garde 

sebagai model tipologi pemikir berasal dari istilah bidang seni dan sastra. Seni dan 

sastra avant garde seperti seni ekspresionisme abstrak memberontak pada kategori-

kategori estetis yang mapan dan baku dan memprovokasi pembaca untuk menolak 

aneka bentuk tradisi dan membangkitkan cara-cara berfikir baru, namun karena 

pemberontakan inilah maka tidak akan ditemukan kaidah yang detil, mapan, dan 

aplikatif pada seni avant-garde. Justru setiap kedetilan, kemapanan, dan kaidah-

kaidah aplikatif menjadi sasaran pemberontakan tersebut.227  

Pemikir tipologi avant garde selalu radikal, menggugat kemapanan, kreatif, 

dan revolusioner, namun seringkali lebih fokus pada ide inovatif dan konseptual 

daripada pada detail teknis implementatif karena tujuan mereka biasanya adalah 

untuk mendorong batas-batas pemikiran pada zamannya dan memprovokasi 

terjadinya transformasi. Mereka mungkin lebih tertarik pada potensi teoretis dari 

ide-ide mereka dan dampaknya terhadap pemahaman dan persepsi orang terhadap 

konsepsinya, bukan pada aspek praktis. Selain itu, pemikir avant-garde sering kali 

merupakan visioner yang menyerahkan detail teknis kepada spesialis lain atau 

 

226Soekarno, “Ilmu dan Amal, Geest-Wil-Daad”: Pidato Di Waktu Menerima Penghargaan 

Doctor Honoris Causa sebagai Penggali Pancasila oleh Universitas Gadjah Mada Pada 19 September 

1951 Di Yogyakarta, 44-48.  

227Fristian Yulianto, “Estetika dalam Wacana Postmodernitas: Kritik Jean-Francois 

Lyotard atas Rasionalisme Formalisme Jurgen Habermas,” dalam Islah Gusmian dkk. (eds.), Teks-

Teks Kunci Estetika. (Cet. I. Yogyakarta: Galangpress, 2005), h. 134-135.  
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menganggap bahwa solusi teknis akan berkembang seiring waktu yang berevolusi 

dalam masyarakat.  

Pemikir-pemikie avant garde ini misalnya ditemukan dalam dunia filsafat, 

seni, dan sastra. Mereka yang sangat maju konsepsinya, mengkritik pemikiran 

sebelumnya, tetapi sering kali pemikirannya terlalu abstrak yang memerlukan orang 

lain untuk mengeksplorasinya secara metodologis dan aplikatif.  

Di dalam Islam model pemikir seperti ini misalnya adalah Jamaluddīn al-

Afgānī yang juga mengemukakan banyak hal tentang masalah ijtihad dan 

pembaharuan Islam, tetapi tidak terlalu fokus menjelaskan pada konsep-konsep 

teknis aplikatif tentang ijtihad dan pembaharuan Islamnya. Aplikasi dari konsep-

konsepnya ini dijelaskan oleh murid-muridnya, terutama oleh Syaikh Muḥammad 

·Abduh dan murid keduanya, yaitu Syaikh Rasyīd Rīḍā. 

Jika pemikiran Soekarno hendak dioperasionalisasikan ke arah 

pembaharuan hukum Islam maka perlu dilengkapi dengan kaidah-kaidah fikih 

dalam berijtihad seperti yang dirumuskan oleh para fuqaha dalam uṡūl al-fiqh. 

Dalam hal ini prinsip tujuan hukum (maqāṣid al-syarī·ah) yang selama ini menjadi 

aras pengembangan pembaharuan hukum Islam patut dipertimbangkan sebagai 

operasionalisasi konsep ijtihad dan api Islam Soekarno.  

Imam al-Syāṭibī (w. 790 H/1388  M) membagi tujuan hukum menjadi tiga 

bagian, yaitu:228  

 

228Abū Isḥaq Ibrahīm bin Mūsā al-Syaṭibī al-Mālikī, al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Syarī·ah, Juz 

II (Beirut: Dār al-Kutub al-·Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 4-12.   
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a. Tujuan yang bersifat keharusan (maqāṣid al-ḍaruri), yaitu tujuan yang bersifat 

krusial yang harus dipenuhi oleh manusia karena jika tidak dipenuhi akan 

menimbulkan kerusakan (mafsadāt) bagi kehidupan manusia. Hal-hal yang 

harus dilindungi oleh hukum yang masuk dalam kategori ini menurut Al-Syāṭibī 

adalah : agama (dīn), jiwa (nafs), intelek (·aql), keturunan (nasb), dan kekayaan 

(māl). Prioritas perlindungan hukum harus diletakkan untuk melindungi kelima 

hal tersebut untuk menghindarkan hancurnya kehidupan manusia. Misalnya: 

iman dan kebebasan beribadah harus dilindungi untuk menjaga kerusakan 

agama, pembolehan makan makanan yang haram apabila dalam keadaan lapar 

yang hampir merenggut nyawa di saat tidak ada pilihan makanan halal untuk 

melindungi jiwa, pengharaman zina dan sanksi rajam atau dera bagi yang 

melanggarnya digunakan untuk melindungi keturunan, hukum bidang 

perdagangan (fiqh muamalat) digunakan untuk melindungi kekayaan, atau 

pengharaman minuman keras dan sanksi dera bagi yang melanggarnya 

digunakan untuk melindungi akal manusia. 

b. Tujuan yang bersifat kebutuhan (maqāṣid al-ḥaja·iyyah), yaitu tujuan yang 

diperlukan untuk memperluas (tawassu’) tujuan hukum agar mengeliminir 

penerapan hukum literal yang kaku dan menyulitkan yang akhirnya dapat 

menyebabkan   terganggunya   pencapaian   tujuan   hukum,   walaupun 

kerusakannya tidak seperti kerusakan yang muncul pada maqāṣid al-ḍaruri. 

Misalnya: konsesi   (rukhṣah)   dalam   shalat   yang   dapat   dikerjakan   secara   

jama’ atau qaṣar apabila bepergian, kebolehan  meminjam uang (qiraḍ) dan 

sebagainya. 
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c. Tujuan yang bersifat penghias (taḥsiniyyat), yaitu tujuan hukum untuk 

mengambil kebiasaan yang baik secara etis dan moral. Misalnya larangan 

menjual makanan dan minuman yang bernajis, sopan santun, dan sebagainya. 

Pendekatan tujuan hukum sangat penting sebagai salah satu metode uṣul 

fiqh karena dapat memperluas basis reproduksi hukum (istinbaṭ) apabila 

berhadapan dengan masalah-masalah faktual.  

2. Konsep Islam Rasional yang Artbitrer terhadap Hukum Islam  

Soekarno dengan nalar Abduhisme telah menempatkan rasio sebagai satu-

satunya interpretator yang terbaik dalam terhadap al-Qur'an dan hadis sebagai Islam 

sejati. Implikasinya adalah semua produk hukum Islam masa lalu harus 

diinterpretasikan kembali secara rasional untuk mendukung progresivitas Islam di 

era kemajuan zaman. Soekarno sangat yakin bahwa rasio adalah sumber pencerahan 

bagi umat Islam dan apapun yang tidak sesuai dengan cara-cara berfikir rasional 

sama artinya dengan kegelapan dan kemunduran. Taklid, mazhab, kitab-kitab fikih, 

dan praktek-praktek budaya Islam lokal seperti penggunaan celak dan sorban 

menjadi sasaran kritiknya yang paling keras karena dipandang merepresentasekan 

Islam tradisional yang kurang mendukung penggunaan rasio. Rasio harus 

dimerdekakan secara utuh dari semua pemikiran atau tradisi apapun, sehingga akan 

berkemampuan untuk merumuskan pembaharuan hukum Islam secara progresif. 

Penggunaan kitab-kitab fikih yang dipandang sebagai suatu gagasan lama yang 

retrogresif, sehingga kurang berkemampuan untuk mendorong pembaharuan 

hukum Islam yang diinginkan Soekarno.  
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Islam rasionalnya Soekarno juga cenderung menjadi arbiter dalam 

menginterpretasikan wahyu. Dalam konteks api Islam maka wahyu dijadikan 

sebagai dasar dari perumusan prinsip-prinsip etis yang disebut sebagai subtansi dari 

ajaran Islam. Rasiolah yang menentukan secara arbitrer prinsip-prinsip etis tersebut, 

lalu semua produk hukum yang tidak sesuai dengan rasio akan cenderung 

dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip etis ini yang berarti juga 

bertentangan dengan api Islam, sehingga hanya akan mendapatkan debu dan 

asapnya saja. Rasio benar-benar sangat digdaya untuk menentukan mana produk 

hukum yang berdimensi api Islam dan mana produk hukum yang hanya debu dan 

asapnya.  

Islam rasional selama ini telah menjadi sasaran kritik karena menempatkan 

rasio secara arbiter terhadap wahyu dan hukum Islam. Padahal tidak semua dalam 

hukum Islam dapat dirasionalisasikan karena banyak aspek dari hukum Islam yang 

bersifat dogmatis dan harus dipraktekkan tanpa perlu penalaran apapun, seperti 

konsep ta·abuddī dalam ibadah. Batasan-batasan syariat tentang masalah thaharah 

dan shalat mutlak wajib ditaati tanpa terlebih dahulu memikirkannya mengapa 

diperintahkan demikian. Akal tidak bisa mempertanyakan tayamum sebagai ganti 

dari wudhu’, padahal menggunakan debu yang mengotori wajah dan tangan. Hal 

yang dipahami dalam masalah ini adalah ketundukan semata.229  

 

229Lihat Hamka Haq, Dialog Pemikiran Islam (Tradisionalisme, Rasionalisme dan 

Empirisme Dalam Teologi, Filsafat dan Ushul Fikih), h. 136-137.    
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Islam rasional Soekarno kurang mempertimbangkan kitab-kitab fikih 

sebagai khazanah intelektual Islam masa silam, bahkan didudukkan sebagai 

penyebab kejumudan dan kebekuan pemikiran Islam dan hukum Islam.  

Kitab-kitab fikih sebenarnya sama seperti teks-teks keagamaan lainnya 

yang sangat tergantung dari pembacaan dan interpretasi. Kitab-kitab fikih akan 

menjadi dogmatis dan menjadikan masyarakat seperti diistilahkan oleh Soekarno 

dengan “masyarakat bangkai” apabila diwarisi dengan pemikiran kaku dan 

dogmatis. Tetapi kitab-kitab fikih juga bisa menjadi elan vital bagi progresivitas 

hukum Islam yang diinginkan Soekarno. Nalar hukum Islam ini berjalan dalam 

kaidah: 

  
 

Artinya: 

“Memelihara tradisi yang masih relevan dan mengakomodasi hal-hal baru 

yang lebih relevan lagi.”230  

 

 Kaidah ini mengharuskan adanya pertemuan antara tradisi yang berasal dari 

khazanah keilmuwan ulama terdahulu yang masih relevan dengan perkembangan 

mutakhir dari kemajuan zaman yang menawarkan hal-hal baru yang berguna bagi 

umat Islam. Hal ini tentu dikembalikan pada prinsip utama dari tujuan hukum Islam 

yang memberikan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudaratan. Nalar 

hukum Islam ini malah berangkat dari analisis terhadap kitab-kitab fikih otoritatif 

 

230Abdul Mughits, Kritik Nalar Fiqh Pesantren (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 

164.  
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(mu·tabarah) hasil ijtihad para ulama terdahulu dengan menggunakan tiga metode 

yaitu:231 

a. Metode qawlī atau merujuk pada pendapat imam mazhab (qawl) atau ulama-

ulama mazhab (wajḥun) yang ada dalam kitab-kitab fikih. Apabila suatu 

permasalahan hukum Islam bisa dicukupi oleh kutipan dari kitab (·ibārāt al-

kitab) yang menukil pedapat imam mazhab (qawl) atau ulama mazhab 

(wajḥun) maka hanya diambil satu pendapat tersebut. Namun jika terdapat 

banyak pendapat, baik maka ditempuh taqrīr al-jamā·ī dengan memilih satu 

pendapat saja. 

b. Dalam kasus tidak ada pendapat imam mazhab atau ulama-ulama mazhab 

maka akan ditempuh metode ilḥāq masā’il bi al-naẓarihā, yaitu menyamakan 

hukum suatu kasus serupa yang belum dijawab oleh imam mazhab atau ulama-

ulama mazhab dengan kasus mirip yang telah dijawab oleh imam mazhab atau 

ulama-ulama mazhab. Metode ini mirip qiyās, namun dengan objeknya bukan 

ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, tetapi pendapat-pendapat ulama. 

c. Dalam kasus tidak ada  pendapat imam mazhab atau ulama-ulama mazhab 

sama sekali yang mirip dengan kasus baru maka akan ditempuh metode 

manḥajī, yaitu metodologi istinbaṭ hukum yang telah digunakan oleh para 

imam mazhab dalam berijtihad.  

 

231Team Perumus Komisi Ahkam Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-29, “Masa’il Diniyah: 

Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-29 Di Cipasung, Tasikmalaya Pada Tanggal 1 Rajab 

1415 H/4 Desember 1994 M., dalam A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar dan 

Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu/1926 s/d Ketigapuluh/200, Jilid II (Cet. I; Depok: Qultum 

Media, 2004), h. 99-90.  
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 Sekilas terlihat bahwa penggunaan khazanah kitab-kitab fikih produk masa 

lampau tersebut merupakan bentuk taklid yang sering dipandang tidak 

berkemampuan menjawab tantangan realitas di era kontemporer. Namun fakta 

menunjukkan justru pengembangan ketiga metode ini telah membawa para ulama 

tradisionalis menjawab banyak kasus, bahkan di saat kaum pembaharu yang anti 

taklid  gagap dengan tantangan tersebut.  

Salah satu buktinya adalah ketika banyak kalangan pembaharu di masa 

Soekarno menolak Nasionalisme sebagai ·aṣabiyyah dengan dalil-dalil al-Qur'an 

dan hadis malah kalangan ulama pesantren jauh lebih maju menerima NKRI yang 

didirikan bukan dengan dasar Islam, tetapi atas dasar negara bangsa. Pemikiran ini 

bukan berangkat dari Islam rasional yang diusung oleh Soekarno, tetapi malah 

berangkat dari hasil ·ibārah dari qawl ulama masa lampau dengan kesimpulan yang 

melampaui pemikiran ulama modernis pada masa itu, bahwa Indonesia tanpa ragu-

ragu diyakini sebagai Dār al-Islām (wilayah Islam).  

Berdasarkan hasil Baḥṡ al-Masā’il al-Diniyyah  pada Muktamar NU 

(Nahdlatul Ulama) ke-11 di Banjarmasin pada tanggal 9 Juni 1935. Ketika 

ditanyakan apakah nama negara kita, Indonesia menurut syara’ adalah agama 

Islam? Para ulama tradisionalis memfatwakan bahwa negara Indonesia adalah 

negara Islam karena pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam, walaupun 

pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetap akan menjadi negara Islam selama-

lamanya. Fatwa ini didasarkan pada ·ibārāt al-kitab Bugyah al-Mustarsyidīn karya 

al-Ḥabīb ·Abd al-Raḥmān Ba ·Alawī al-Ḥaḍramī (1250-1350) yang memfatwakan 

tentang tanah Betawi dan Jawa sebagai Dār al-Islām (negeri Islam) karena wilayah 
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tersebut pernah dikuasai oleh umat Islam, berdiri negara Islam, dan bisa 

dipertahankan sebagai negara Islam pada suatu masa, seperti berbagai Kerajaan-

Kerajaan  Islam  di  Nusantara,  dan  akan  tetap  tidak  kehilangan statusnya sebagai 

Dār al-Islām, sekali pun telah dikuasai oleh penjajah kafir.232  

Fatwa  ini  sangat  revolusioner yang langsung meletakkan Indonesia 

sebagai Dār al-Islām. Para kyai lalu merasa mendapat justifikasi untuk 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jika nanti Indonesia merdeka tidak perlu 

disebut dengan negara Islam karena wilayah Indonesia pada hakikinya adalah Dār 

al-Islām. Hal paling penting adalah negara memberikan kebebasan bagi umat Islam 

untuk melaksanakan ajaran agama tanpa mendapat kesulitan. Fatwa ini bahkan 

dijadikan dasar untuk mempertahankan NKRI sebagai Dār al-Islām dan pemerintah 

NKRI adalah sah.233  

Hal ini menunjukkan bahwa problem pembaharuan hukum Islam bukan 

terletak pada diberakukannya kitab-kitab fikih seperti kritikan dari Soekarno, 

namun problem metodologis untuk melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks 

keagamaan dan keterbukaan untuk menerima hal-hal baru yang mendatangkan 

kemaslahatan bagi umat Islam selama tidak bertentangan dengan hal-hal yang 

prinsipil dalam Islam. 

 

 

232Team Perumus Komisi Ahkam Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-11, “Masa’il Diniyah: 

Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-11 Di Banjarmasin Pada Tanggal 19 Rabi’ul Awal 1355 

H/9 Juni 1935 M., dalam A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar dan Munas 

Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu/1926 s/d Ketigapuluh/200, Jilid I (Cet. I; Depok: Qultum Media, 

2004), h. 11.   

233Mahsun, Mazhab NU Mazhab Kritis: Bermazhab Secara Manhaji dan Implementasinya 

dalam Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (Cet. I; Depok: Nadi Pustaka, 2015), h. 166-167.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan eksplanasi tentang konsepsi pembaharuan hukum Islam 

Soekarno maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Soekarno mempersepsikan tentang hukum Islam telah mengalami kecelakaan 

besar ketika para ulama melakukan penutupan pintu ijtihad, menganjurkan 

taklid, dan menyerukan berhenti menggali dan menyelidiki lagi wacana 

keislaman yang berimplikasi pada Kehidupan berorientasi fikih (fiqh oriented), 

berkembangnya pemikiran anti rasional serta dan hadis ḍa·īf dan mawḍū·, dan 

padamnya api Islam. Prinsip  dasar  pembaharuan  hukum  Islam  Soekarno  

adalah  berdasarkan al-Qur'an dan hadis yang disebutnya Islam sejati dan 

penggunaan hadis-hadis ṣaḥīḥ. 

2. Pemikiran hukum Islam Soekarno bekerja dalam tiga nalar, yaitu: pertama, 

nalar dialektika Hegelian-Marxian, nalar Abduhisme,  dan nalar pragmatisme.  

Pembaharuan hukum Islam menurut Soekarno dilakukan dengan membuka 

kembali pintu ijtihad dengan enam kaidah pembaharuan hukum Islam, yaitu 

berdasarkan api Islam atau roh Islam atau subtansi dan prinsip-prinsip Islam, 

berkesadaran sejarah dengan menemukan sumber kemajuan masyarakat dalam 

sejarah dan mengimplementasikan historis maatschappelijke untuk 

menemukan hukum Islam yang bersifat parsial dan menyejarah, menerapkan 

Islam science sebagai pendekatan interdisipliner, mengeksplorasi jaiz atau 
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mubah sehingga produk hukum Islam akan bernilai praksis, menerapkan 

keuntungan atau kerugian dengan menakar kemaslahatan, dan menerapkan 

kekaretan hukum Islam sebagai bentuk adaptabilitas hukum Islam untuk 

mengantisipasi perkembangan zaman. 

3. Ijtihad Soekarno dirumuskan menjadi sangat luas dan mencakup semua aspek 

kehidupan umat Islam. Kelebihannya adalah inklusivitasnya yang dapat 

memungkinkan dilakukannya tinjauan interdisipliner. Kelemahan utamanya  

adalah ketidakjelasan dan kekurangtepatannya, terutama tidak akan tersedia 

panduan teknis operasional yang terperinci atau spesifik. Soekarno kurang 

mempertimbangkan kitab-kitab fikih sebagai khazanah intelektual Islam masa 

silam, bahkan didudukkan sebagai penyebab kejumudan dan kebekuan 

pemikiran Islam dan hukum Islam.  

 

B. Implikasi Penelitian 

 Implikasi penelitian ini, yaitu: 

1. Eksplorasi terhadap konsepsi Soekarno tentang pembaharuan hukum Islam ini 

secara menunjukkan bahwa konsepsinya masih dalam batas-batas yang dapat 

ditoleransi dalam hukum Islam, sekalipun terlihat radikal pada zamannya, 

namun  memiliki implikasi-implikasi yang serius dalam pembaharuan hukum 

Islam. Hal ini  menolak anggapan bahwa Soekarno hanya menggunakan Islam 

untuk tujuan-tujuan politiknya sekaligus menolak anggapan bahwa 

konsepsinya ini telah keluar dari ajaran Islam yang dapat menghasilkan agama 

baru dan melikuidasi ajaran Islam. 
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2. Penelitian ini menguatkan pandangan bahwa Soekarno dapat dikategorikan 

sebagai seorang pembaharu Islam Indonesia. Ia malah merupakan seorang 

avant garde dalam pembaharuan hukum Islam yang melampaui zamannya 

karena banyak gagasannya didiskursuskan setelah lima puluh atau enam puluh 

tahun kemudian, terutama rethinking of Islam, Islam rasional, penggunaan 

analisis sosial dalam diskursus keislaman, studi interdisipliner terhadap 

diskursus keislaman, dan penggunaan nalar dialektika Hegelian-Marxian 

dalam memahami Islam. 

3. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran dan 

pembaharuan hukum Islam yang bersumber dari kajian studi tokoh, khususnya 

Soekarno. Penelitian ini memberikan contoh konkret bahwa wacana hukum 

Islam dapat dikembangkan oleh para cendekiawan non-ulama yang memiliki 

ide-ide ideal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penguatan 

wacana relasi hukum Islam dan kemajuan bangsa Indonesia mengingat 

Soekarno adalah Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia yang 

pemikirannya sangat berpengaruh. 
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