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PENGANTAR REKTOR 
 
 
 

Alhamdulillah  wa  Syukrulillah  atas  segala  rahmat  Allah  SWT 

beserta salawat dan salam kepada Rasulnya Muhammad SAW, 

mengiringi aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawab akademik dan peran-peran kehidupan lainnya 

sehari-hari. 

Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh perguruan 

tinggi, karena perguruan tinggi adalah ruang produksi ide dan 

gagasan yang harus selalu di-update dan di-upgrade. Buku adalah 

salah satu produk akademik yang kelahirannya, mesti diapresiasi 

setinggi-tingginya. Karena dibalik proses lahirnya, ada kerja keras 

yang menguras waktu, tenaga dan pikiran. Kerja keras dan upaya 

sungguh-sungguh untuk menghadirkan sebuah karya akademik, 

adalah   bukti   nyata   dedikasi   serta   khidmat   seorang   insan 

universitas bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat pencerahan 

dan  transformasi  ipteks  berbasis  peradaban  Islam,  kehadiran 

buku terbitan Alauddin University Press ini, diharapkan menjadi 
sumbangan berharga bagi desiminasi ilmu pengetahun di 

lingkungan kampus peradaban, sekaligus semakin memperkaya 

bahan bacaan bagi penguatan integrasi keilmuan. 

Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi- 

tingginya atas penerbitan buku yang menjadi bagian dari Program 

Penerbitan  100  Buku  Referensi  UIN  Alauddin  Makassar  tahun 

2021 ini. Semoga membawa kemaslahatan bagi warga kampus 

dan masyarakat secara umum. 
 

 

Gowa, 17 Agustus 2021 
 

 

Rektor UIN Alauddin Makassar 
 

 
 
 

Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D
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KATA PENGANTAR 
 
 
 

 
Segala puji hanya milik Allah, atas segala karunia nikmat, inayah dan 

hidayah sehingga buku ini dapat hadir di hadapan pembaca. Salawat 

dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad saw yang telah 

berjasa membimbing umat manusia menemukan jati diri dan 

mengenal TuhanNya serta membangun masyarakat menjadi 

masyarakat berperadaban. 
 

Buku ini diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan dan 

sumber referensi yang akurat untuk membedah atau memahami 

pemikiran seorang tokoh Islam kontemporer Muhammad Syahrur. 

Bagi sebagian orang yang belum banyak bersentuhan dengan 

pemikirannya,  bisa  jadi  menganggap  bahwa  pemikiran 

Muhammad Syahrur terlalu melampaui zaman. Ini disebabkan 

Syahrur seringkali menggunakan metode hermeneutika dalam 

memahami teks al-Quran. Sebagaimana Bibel, bagi Syahrur al- 

Quran juga dapat dipahami dengan menggunakan metode 

semacam ini, sebuah ijtihad yang memang jarang digunakan oleh 
ulama-ulama klasik, bahkan dipandang sebagai sebuah metode 

tafsir yang bisa menyesatkan. Ulasan yang utuh tentang 

hermeneutika Syahrur ini dapat dibaca melalui buku yang ada di 

hadapan anda ini 
 

Penulis sangat menyadari, bahwa hadirnya buku ini tentu 

melibatkan banyak pihak yang turut andil dalam proses 

melahirkannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan 

terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinggnya kepada : 
 

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prof. Dr. 

H. Hamdan, MA yang selalu mendorong para dosen untuk 

mentradisikan budaya tulis-menulis dan publikasi di dunia 

kampus 

2. Kepala   Lembaga   Penelitian   dan   Pengabdian   kepada 

Masyarakat (LP2M) UIN Alauddin Makassar yang terus 

berikhtiar untuk menghadirkan program yang produktif bagi 

pengembangan lembaga dan dosen yaitu program 100 buku 

meski di tengah krisis anggaran sebagai efek pandemi 

covid.19.
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3. Kepala  Perpustakaan  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin 

Makassar beserta stafnya yang memberikan fasilitas kepada 

penulis untuk membaca, menulis dan meminjam buku-buku 

di perpustakaan. 

4. Kepada guru kami yang telah membimbing dalam proses 

pendidikan kami sejak tingkat dasar hingga saat ini. Semoga 

semuanya menjadi amal jariyah buat mereka. 

 
Makassar, Juni 2021 

 

 
 
 

Penulis
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
 
 
 

 
eboh… masyarakat Islam Indonesia dibuat bingung dan 

geram oleh hasil riset (Disertasi) mahasiswa S3 UIN Sunan 

Kalijaga Abdul Azis. Disertasi dengan judul Konsep milk al- 

yamin  Muhammad  Syahrur  memuat  kesimpulan  tentang 

keabsahan hubungan dewasa non marital. Tak pelak sejumlah 

kecaman bahkan ancaman tertuju kepada Abdul Azis, bahkan MUI 

mengeluarkan lima pernyataan sikap yang intinya menolak keras 

isi   disertasi   tersebut   dan   meminta   masyaakat   untuk   tidak 

mengikuti isi disertasi serta MUI menyatakan penyesalan atas 

lolosnya disertasi tersebut.1 

 

 
 
 

1Untuk    lebih    jelasnya,    silahkan    akses    https://www.jpnn.com/news/5- 
pernyataan-keras-mui-terkait-disertasi-mahasiswa-uin-tentang-hubungan-di-luar- 
nikah-034809335 

 

1 | 

https://www.jpnn.com/news/5-pernyataan-keras-mui-terkait-disertasi-mahasiswa-uin-tentang-hubungan-di-luar-nikah-034809335
https://www.jpnn.com/news/5-pernyataan-keras-mui-terkait-disertasi-mahasiswa-uin-tentang-hubungan-di-luar-nikah-034809335
https://www.jpnn.com/news/5-pernyataan-keras-mui-terkait-disertasi-mahasiswa-uin-tentang-hubungan-di-luar-nikah-034809335
https://www.jpnn.com/news/5-pernyataan-keras-mui-terkait-disertasi-mahasiswa-uin-tentang-hubungan-di-luar-nikah-034809335
https://www.jpnn.com/news/5-pernyataan-keras-mui-terkait-disertasi-mahasiswa-uin-tentang-hubungan-di-luar-nikah-034809335
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Buku di hadapan pembaca ini bukan untuk membahas 

persoalan di atas, juga bukan melakukan counter atas hasil riset 

disertasi Muhammad Azis, tetapi ingin menyajikan potret utuh 

seorang Muhammad Syahrur yang ingin memahami al-Quran 

sebagai rujukan utama kehidupan dengan pendekatan 

hermeneutika. 
 

Bagi Muhammad Syahrur al-Qur’an diyakini sebagai kalam Allah 

yang menjadi sumber pokok ajaran agama Islam di samping sumber-

sumber lainnya. Kepercayaan terhadap kitab suci ini dan 

pengaruhnya dalam sejarah umat Islam sudah terbentuk 

sedemikian rupa sehingga hal tersebut menjadi salah satu rukun 
iman.2 Teks al-Qur’an sebagai pengejawantahan pesan ilahi 

merupakan   sumber   peradaban   yang   bersifat   historis   dan 

universal.3 Oleh karena itu, al-Qur’an memberi perhatian dan 

mempertimbangkan budaya komunitas masyarakat tempat 

diturunkannya. Ia merupakan hasil komunikasi antara Tuhan 

dengan  penerima  pertama  (Muhammad),  dan  sasaran 

pembicaraan (bangsa Arab) pada waktu itu.4 
 

Teks al-Qur’an bukanlah monumen mati yang  untouchable, 

tidak dapat disentuh oleh tangan sejarah. Ia tidak lahir di ruang 

hampa untuk merespons dinamika sosial kemanusiaan yang terus 

bergulir dan bergerak dinamis.5  Sebagai wahyu Tuhan, al-Qur’an 

mengandung prinsip-prinsip yang tak berubah. Sejak awal 

kedatangannya   interaksi   prinsip   tersebut   dengan   persoalan 
 
 
 
 

 
2Munzir Hitami, Pengantar Studi Al-Qur’an: Teori dan Pendekatan (Cet. I; 

Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 1. 
 

3Komaruddin  Hidayat,  Agama  Punya  Seribu  Nyawa  (Cet.  I;  Jakarta:  Noura 
Books, 2012), h. 37. 

 

4Menilik sejarah dan proses pewahyuannya, al-Qur’an tidak diturunkan secara 
sekaligus tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu secara periodik, sedikit demi sedikit,  
dan ayat demi ayat. Hikmah dari proses pewahyuan tersebut menyiratkan bahwa al-
Qur’an tidak turun di ruang hampa budaya. Pewahyuannya sangat terkait dengan 
lingkup dan persoalan kemasyarakatan. Sebagian ayat al-Qur’an merupakan respon 
dan jawaban terhadap fenomena sosial yang melanda kehidupan manusia. Atang Abd. 
Hakim dan Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam (Cet. V; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2002), h. 73. 

 

5Abu Yazid, Nalar dan Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syariat 
(Cet. XIII; Jakarta: Penertbit Erlangga, 2007), h. 2. 
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kehidupan pemeluknya sudah terjadi dan melahirkan elaborasi- 

elaborasi yang bervariasi sesuai dengan keadaan yang dialami.6 
 

Proses pewahyuan al-Qur’an yang sifatnya bertahap 

menyiratkan bahwa ajaran al-Qur’an merupakan model of reality 

yang mengadopsi budaya masyarakat dan model for reality yang 

berperan melakukan reformasi budaya yang diidealkan dengan 

mengubah situasi sosial dan budaya yang telah ada.7 
 

Nabi saw. saat itu merupakan mediator antara teks al-Qur’an 

dengan   realitas   yang   hidup.   Sepeninggal   Nabi   saw.,   peran 

mediator tidak boleh terputus hanya karena pertimbangan wahyu 

telah terhenti dan Nabi saw. telah tiada.8  Teks al-Qur’an dalam 
perkembangannya tidak bisa dilepaskan dari perjumpaannya 

dengan akal manusia, karena akal inilah yang memberikan 

interpretasi terhadap teks tersebut.9 
 

Hal tersebut tidak mengherankan, karena Islam memosisikan 

rasio pada posisi yang terhormat. Ia berfungsi mengaktualisasikan 

nilai-nilai ajaran agama pada konteks kehidupan manusia. Untuk 

merealisasikan Islam yang responsif, rekonstruksi metodologis 

maupun interpretasi menjadi sesuatu yang urgen. Kenyataan 

tersebut  menunjukkan  bahwa  pemahaman  manusia  terhadap 

suatu teks berbeda dengan teks itu sendiri. Pemahaman tersebut 

bisa kurang dari kandungan teks atau melebihinya.10 
 

Di sisi lain, era globalisasi memosisikan umat Islam berhadapan 

dengan serangkaian tantangan baru yang mungkin tidak  pernah  

disadari  sebelumnya.  Saat  globalisasi  informasi terjadi dan 

menyapa berbagai kalangan, berbagai persoalan baru pun  
teridentifikasi  dan menjadi  bahan  diskusi  dan  perdebatan, 

misalnya kesadaran akan nilai penting dimensi kemanusiaan di 
 
 
 

6Machasin, Islam Dinamis Islam Harmonis: Lokalitas, Pluralisme, Teorisme (Cet. 

I; Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 27. 
 

7Nasr  Hamid  Abu  Zayd,  Falsafat  al-Ta’wil:  Dirasah  fi Ta’wil  al-Qur’an  ‘inda 
Muhyiddin Ibn ‘Arabi (Cet. I; Beirut: Dar al-Tanwir li al-Tiba‘ah wa al-Nasyr, 1983), h. 
16.

 

 
h. 3. 

 

8Abu Yazid, Nalar dan Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syariat,  
 

 
9Muhammad Shadiq Shabry, “Perdebatan Antara Teks dan Konteks”, Al-Fikr:

Jurnal Pemikiran Islam 15, no. 1 (2011), h. 23. 
 

10Muhammad Shadiq Shabry, “Perdebatan Antara Teks dan Konteks”, h. 23. 
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samping dimensi ketuhanan. Demikian halnya kesadaran akan 

perlunya pola keberagamaan yang membumi di samping pola yang 

melangit, dan juga kesadaran akan pentingnya pembumian kitab 

suci untuk mengatasi berbagai wacana kontemporer.11 
 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berhasil, 

sampai pada tahap tertentu, mengatasi batas ruang dan waktu. 

Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan baru yang 

menuntut kreativitas yang tinggi untuk mengatasinya.12 Kondisi 

tersebut  juga  menuntut  perubahan  dan  perkembangan  zaman 

yang  begitu  cepat  pada  gilirannya  mengantarkan  setiap  orang 

untuk menyadari, memikirkan, bahkan merevisi kembali banyak 
pendapat maupun sikap yang telah sekian lama diyakini dan 

dipercayai validitasnya, termasuk berbagai hal yang berkenaan 

dengan keyakinan keagamaan.13 
 

Berhadapan  dengan  fenomena  sosial  kemanusiaan  yang 

terus bergulir sepanjang masa, teks wahyu sangat terbatas 

jumlahnya.14   Teks  keagamaan  yang  terbatas  dan  problematika 

yang zaman terus bergulir ( ا لو حي   ق د  انتهي  و ل وقا ئع ل  تنت هي )menuntut agar 

setiap produk interpretasi al-Qur’an senantiasa terbuka untuk 

dikritisi dan dikembangkan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

apa   yang   disebut   Muhammad   Arkoun   sebagai   sakralisasi 

pemikiran keagamaan 16,)رك ف ل سي د قتل  ين يد ل(  sebuah gerakan Islam yang  

mengukuhkan  bangunan  logosentris  dan  tidak  memberi ruang 

bagi pembacaan alternatif terhadap al-Qur’an.17 
 

 
 
 

11Fakhruddin Faiz, Hermeneutika Qur’ani: Antara Teks, Konteks, dan 
Kontekstualisasi; Melacak Hermeneutika Tafsir Al-Manar dan Al-Azhar (Cet. I; Qalam: 
Yogyakarta, 2002),h. 3. 

 

12Machasin, Islam Dinamis Islam Harmonis: Lokalitas, Pluralisme, Teorisme , h.
27.  

 
13Fakhruddin   Faiz,    Hermeneutika    Qur’ani:   Antara    Teks,   Konteks,    dan

Kontekstualisasi; Melacak Hermeneutika Tafsir Al-Manar dan Al-Azhar” , h. 2. 
 

14Abu Yazid, Nalar dan Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syariat,
h. 4.  

 
15Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam, h. 95. 
 

16Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer (Cet. II; Yogyakarta: LKiS
Group, 2012), h. 56. 

 
17Suardi Putro, Mohammed Arkoun tentang Islam Modernitas (Cet. I; Jakarta: 

Paramadina, 1998), h. 38. 
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Dengan demikian, mengandalkan teks wahyu semata 

tidaklah cukup memadai dalam menyikapi beragam persoalan 

tersebut. Imam Ali ra., sebagaimana dikutip Abu Yazid, 

mengungkapkan bahwa teks wahyu hanya bersikap diam. Untuk 

menggerakannya diperlukan mekanisme ilmiah yang tidak bisa 

mengabaikan dimensi nalar.18 
 

Ketika ilmu pengetahuan dengan segala perangkatnya 

berkembang, sehingga sarana studi dan pisau analisis semakin 

kaya, maka studi agama termasuk studi tentang kitab suci seperti 

al-Qur’an menghadapi berbagai tantangan dalam menggunakan dan 

memilih pendekatan. 
 

Tantangan tersebut bersumber dari sebuah konsep yang 

seringkali menjadi postulat bagi studi ilmiah bahwa sebuah studi 
ilmiah mensyaratkan seseorang untuk bersikap ilmiah, mengambil 

jarak terhadap objek studi, proporsional, kritis, dan terbuka untuk 

diteliti dan di telaah ulang melalui prosedur tertentu.19 
 

Berbagai perubahan dalam memahami isi dan ajaran kitab 

suci pun bermunculan secara signifikan. Di antara mereka, ada yang 

berpegang pada pemahaman tekstual literalis semata sebagaimana 

dipahami pada awal-awal terbentuknya teks kitab suci tersebut. 

Sebagian yang lain berusaha menyesuaikan pemahaman mereka 

dengan konteks perubahan zaman, dan sebagian lagi membentuk 

pola pemahaman tersendiri yang mungkin tidak popular pada masa 

lalu.20 
 

Di satu sisi, terdapat pemahaman yang bergantung pada ideal 

komunitas yang dicita-citakan. Menghadirkan kembali suatu 

komunitas yang pernah terbentuk lima belas abad yang lalu ke 

zaman ini. Secara a priori mereka menerima postulat bahwa al- 

Qur’an sesuai dengan segala konteks ruang dan waktu. 

Penerapannya yang sudah terbentuk pada zaman Nabi saw. dapat 

dihadirkan kembali secara murni pada zaman sekarang.21 
 

Corak pemahaman yang bergantung pada ideal komunitas 

mendominasi  alam  pemikiran  mereka.  Umat  Islam  yang  hidup 
 
 

 
h. 4. 

18Abu Yazid, Nalar dan Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syariat,  
 

 
19Munzir Hitami, Pengantar Studi Al-Qur’an: Teori dan Pendekatan, h. 3. 
 

20Munzir Hitami, Pengantar Studi Al-Qur’an: Teori dan Pendekatan, h. 1. 
21Munzir Hitami, Pengantar Studi Al-Qur’an: Teori dan Pendekatan, h. 1.
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pada  zaman  sekarang  mesti  dibawa  kembali  ke  masa  lampau 

yang ideal interpretasi terhadap sumber-sumber agama mesti 

mengacu pada interpretasi masa itu. Dengan demikian, al-Qur’an 

harus dipahami menurut versi yang sesuai dengan masa lampau 

tersebut; penafsiran yang baku dan kaku.22 
 

Secara normatif, al-Qur’an memang diyakini memiliki 

kebenaran  mutlak,  namun  kebenaran  produk  pembacaan  al- 

Qur’an  (tafsir)  bersifat  relatif  dan  tentatif.  Sebab,  interpretasi 

adalah respon interpreter ketika memahami sebuah teks, situasi, 

dan problem sosial yang dihadapi. Dengan kata lain, terdapat jarak 

antara al-Qur’an dan interpreter. Oleh karena itu, tidak ada 
interpretasi yang benar-benar objektif tanpa bias karena seorang 

interpreter sudah memiliki prior text yakni latar keilmuan, konteks 

sosial, dan tujuan yang menyebabkan kandungan teks menjadi 

“tereduksi” dan “terdistorsi”. Hans George Gadamer 

mengungkapkan - sebagaimana dikutip Abdul Mustaqim - “That is 

why understanding is not merely a reproductive, but always a 

productive attitude as well”, sebuah teks akan senantiasa hidup dan   

kaya   makna.   Pemaknaan   teks   menjadi   dinamis   dan senantiasa   

aktual   seiring   dengan   akselerasi   perkembangan budaya dan 

peradaban manusia.23 
 

Al-Qur’an adalah kitab yang senantiasa relevan untuk setiap 

ruang dan waktu. Namun hal tersebut meniscayakan sebuah 

pembacaan  yang  kreatif dan  produktif  sehingga ia  benar-benar 

tampil sebagai solusi alternatif bagi problem sosial keagamaan umat 

manusia kontemporer. Hal senada juga sebelumnya telah 

dilontarkan oleh Ibnu Khaldun - sebagaimana dikutip Tholhah Hasan 

- sebagai kesimpulan dari kitab Muqaddimah-nya bahwa “tiada 

masyarakat manusia yang tidak berubah.24 
 

Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa 

berdasarkan  realitas  hukum  alam  (sunnatullah)  tentang 
perubahan, setiap bentuk komunitas dan ajaran yang terbentuk 

pada zaman lampau dapat dipahami dan disesuaikan dengan 

konteks kekinian.25 Pemahaman tersebut menginspirasi sederetan 
 

 
 

22Munzir Hitami, Pengantar Studi Al-Qur’an: Teori dan Pendekatan, h. 3. 
 

23Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 56-57. 
 

24Muhammad Tholhah Hasan,  Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan 
Zaman (Cet. VI; Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 18. 

25Munzir Hitami, Pengantar Studi Al-Qur’an: Teori dan Pendekatan, h. 2. 
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pemikir garda depan Islam untuk berupaya mengajukan gagasan 

hermeneutika al-Qur’an,26  sebagai sebuah alternatif pembacaan 

al-Qur’an. 
 

Di  kalangan  kaum  muslimin  terdapat  semacam  kekeliruan 

dan keberatan terhadap istilah hermeneutika karena memang 

istilah tersebut tidak lazim digunakan dalam tradisi tafsir al-Qur’an, 

sehingga sering dikonotasikan dengan tradisi penafsiran Bibel. 

Padahal hermeneutika Bibel hanyalah satu aspek saja dari 

penggunaan  istilah  tersebut  dalam  perkembangan  sejarahnya, 

yang dalam hal ini ditekankan untuk menunjukkan otoritas gereja 

dalam menyesuaikan penafsiran Bibel dengan alam pikiran dan 
perkembangan zaman. Oleh karena itu, penggunaan isitlah 

hermeneutika al-Qur’an digunakan tidaklah selalu mengacu pada 

hermeneutika Bibel karena hermeneutika al-Qur’an memiliki 

identitas, karakter, dan ruang tersendiri sepanjang sejarah 

pemahaman kaum muslim terhadap kitab suci mereka.27 
 

Dalam upaya  untuk memahami aspek-aspek kebenaran  al- 

Qur’an, umat Islam sebenarnya sejak lama telah mengalami 

pergulatan intelektual yang cukup serius meskipun hanya pada 

dataran persepsi atau pada aspek metodologis dan hasil 

pemahamannya, bukan pada kesangsian akan kebenaran al- Qur’an  

itu  sendiri.  Debat  panjang  mengenai  bagaimana memahami dan 

mengaplikasikan al-Qur’an dalam ruang-ruang empiric  kehidupan  

manusia  bisa  saja  terjadi,  tetapi  keyakinan umat Islam bahwa al-

Qur’an merupakan petunjuk final bagi manusia tidak dapat 

dieliminasi. Oleh karena itu, setiap metode berhak untuk hidup dan 

berkembang dalam ruang-ruang percakapan intelektual, meskipun 

setiap metode karena merupakan hasil karya manusia tidak bersih 

dari kelemahan.28 
 

Upaya untuk memahami dan memaknai al-Qur’an telah 

berjalan sejak generasi pertama Islam, bahkan dapat dikatakan 

Nabi saw. sendiri hingga pada tahap tertentu juga melakukakn 
 

 
 

26Sarjana Muslim yang turut mewarnai tren tersebut yaitu Hassan Hanafi dengan 
gagasan kiri Islam, Fazlurrahman dengan gagasan original meaning sebuah teks melalui 
hermeneutika doublemovement, ‘Abid al-Jabiri dengan kritik nalar Arab, Nasr Hamid 
Abu Zayd dengan kritik teksnya, Muhammad Arkoun melalui kritik nalar Islam. 

 

27Munzir Hitami, Pengantar Studi Al-Qur’an: Teori dan Pendekatan, h. 5. 
28Fakhruddin   Faiz,    Hermeneutika    Qur’ani:    Antara   Teks,   Konteks,    dan 

Kontekstualisasi; Melacak Hermeneutika Tafsir Al-Manar dan Al-Azhar” , h. 5. 
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upaya yang serupa, meskipun terdapat keyakinan bahwa ia tidak 

mungkin salah dalam memahami dan memberikan  pemaknaan 

karena berada di bawah kontrol wahyu.29 
 

Secara tradisional, Ibnu ‘Abbas (3 SH-68 H), putra dari salah 

seorang paman Nabi saw. diyakini sebagai salah seorang perintis 

hermeneutika al-Qur’an. Ibnu ‘Abbas diyakini sebagai tokoh yang 

memiliki otoritas dalam memahami al-Qur’an karena pernah 

didoakan oleh Nabi saw. agar mampu memahami al-Qur’an. 

Meskipun   sebatas   pemaknaan   kosakata,   Ibnu   ‘Abbas   telah 

merintis sebuah metode memaknai kosakata. Pada abad ke-2 H, 

Muhammad ibnu Idris al-Syafi‘i (150-204 H) melalui karyanya yang 
terkenal,  Al-Risalah.  Ia  menguraikan  kerangka  metode 

pemahaman al-Qur’an. Pada abad ke-3 H bermunculan cabang- 

cabang ilmu yang bertalian langsung dengan hermeneutika al- 

Qur’an, seperti asbab al-nuzul, al-nasikh wa al-mansukh, qira’at 

dan sebagainya.30 
 

Hermeneutika secara umum dapat didefinisikan sebagai teori 

atau filsafat tentang interpretasi makna. Upaya ini 

memperhitungkan konteks kata-kata dan bahkan seluruh konteks 

budaya pemikiran.31  Tugas pokok hermeneutik adalah bagaimana 

menafsirkan  sebuah  teks  klasik  atau  realitas  sosial  di  masa 

lampau yang asing sama sekali agar menjadi milik orang yang 

hidup di masa, tempat dan suasana kultural yang berbeda.32 Kata 

hermeneutika itu sendiri berasal dari kata kerja bahasa Yunani, 

hermeneuin, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan 

hermeneutics, yang berarti menafsirkan, menginterpretasikan, dan 

menterjemahkan. Dari kata hermeneuein ini dapat ditarik kata 

benda hermeneia yang berarti "penafsiran" atau "interpretasi", dan 

kata hermeneutes yang berarti interpreter (penafsir).33  Dalam hal 
 

 
29Fakhruddin   Faiz,    Hermeneutika    Qur’ani:   Antara   Teks,   Konteks,    dan 

Kontekstualisasi; Melacak Hermeneutika Tafsir Al-Manar dan Al-Azhar” , h. 5. 
 

30Munzir Hitami, Pengantar Studi Al-Qur’an: Teori dan Pendekatan, h. 6. 
 

31Fakhruddin   Faiz,    Hermeneutika    Qur’ani:   Antara   Teks,   Konteks,    dan 
Kontekstualisasi, h. 20 

32Ilyas Supena, Hermeneutika Teologis Rudolf Bultmann dalam Edi Mulyono, 
dkk, Belajar Hermeneutika dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies 
(Cet. I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), h. 100. 

 

33Ahmala, Hermeneutika Mengurai Kebuntuan Ilmu Sosial dalam Edi Mulyono ,  
dkk, Belajar Hermeneutika dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies 
(Cet. I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), h. 15. 
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ini, hermeneutika adalah suatu metode atau cara untuk menafsirkan  

simbol  berupa  teks  atau  sesuatu  yang diperlakukakan sebagai 

teks untuk menemukan maknanya. Beberapa tahun terakhir ini, 

hermeneutika semakin mengemuka dalam dunia akademis dan 

mendapat apresiasi oleh para tokoh dari berbagai bidang, seperti 

para kritikus sastra, sosiolog, sejarawan, antropolog, teolog, filosof, 

dan para pengkaji agama.34 
 

Di antara pemikir muslim kontemporer yang secara intens 

bergelut dengan dunia teks, seperti Hassan Hanafi, Nasr Hamid 

Abu   Zayd,  dan   ‘Ali   Harb   menganggap  bahwa  teks  memuat 

dinamika dan vitalitas di dalamnya.35 Para sarjana Islam 
kontemporer tersebut mencoba melakukan pembacaan terhadap 

teks al-Qur’an dengan berkaca pada realitas modern. Hal tersebut 

berangkat dari pengkajian terhadap pembacaan sarjana Islam klasik 

terhadap al-Qur’an yang merupakan tradisi ilmiah. Produk dan 

kreativitas sarjana Islam klasik diposisikan sebagai sesuatu yang 

sifatnya profan, patut dihargai, namun sebuah kekeliruan, ketika 

produk tersebut diberi label sakralitas. 
 

Kesadaran tersebut lahir sebagai bentuk introspeksi diri 

terhadap kekeliruan yang mereka pelihara selama ini, ketika 

mengamini secara mutlak diktum bahwa “pintu ijtihad telah 

tertutup”,36 hal yang menyebabkan umat Islam enggan untuk 

melakukan terobosan-terobosan baru untuk menjawab 

permasalahan yang dihadapi umat. Selain itu, kegelisahan ini juga 

mendorong lahirnya upaya sarjana Islam modern untuk bangkit 

dari ketertinggalan umat Islam dari Barat. 
 

Pemikir Islam yang juga turut andil dalam mengadvokasikan 

gagasan tersebut adalah Muhammad Syahrur,37 seorang tokoh 

kontroversial kenamaan Syria. Gagasannya ia tuangkan dalam 
magnum opus-nya yang bertajuk “al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah 

Mu‘asyirah” (al-Kitab dan al-Qur’an: sebuah pembacaan 

kontemporer). 
 
 

 
34Fakhruddin   Faiz,    Hermeneutika    Qur’ani:   Antara   Teks,   Konteks,    dan 

Kontekstualisasi; Melacak Hermeneutika Tafsir Al-Manar dan Al-Azhar” , h. 9. 
 

35Muhammad Shadiq Shabry, “Perdebatan Antara Teks dan Konteks”, h. 23. 
36Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 13. Lihat juga Harun Nasution, Islam Ditinjau dari 
Berbagai Aspeknya, Jilid I (Jakarta: UI-Press, 1985), h. 56-58. 

 

37Selanjutnya dalam penelitian ini terkadang disebut Syahrur. 
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Bagi Syahrur, al-Qur’an bukan hanya ditujukan kepada 

masyarakat Mekah dan Madinah dan juga bukan milik orang Arab 

semata, melainkan untuk mereka yang hidup di belahan dunia 

lainnya. Al-Qur’an tidak hanya diperuntukkan bagi generasi awal 

Islam, melainkan juga kepada mereka yang hidup di abad modern.38  

Karena itu, pemaknaan al-Qur’an akan senantiasa mengalami 

dinamisasi sesuai dengan semangat zaman. 
 

Buku ini membahas tentang al-Qur’an dan isu kontemporer 

(telaah kritis atas pemikiran hermeneutika Muhammad Syahrur). 

Melalui buku ini diharapkan pembaca dapat mengungkap potret 

dinamika intelektual Syahrur, mengungkap kerangka epistemik 
pemikiran hermeneutika Syahrur, serta mengungkap relevansi 

pemikiran hermeneutika Syahrur dengan isu kontemporer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38Muhammad  , al-Kitab wa Al-Qur’an: Qira’ah Mu’asyirah (Damaskus: Dar al- 
Ahali, 1990), h. 34. 
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BAB II 
 

POTRET INTELEKTUAL 

MUHAMMAD SYAHRUR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A. Sketsa Biografi Muhammad Syahrur 
 

etika   menganalisis   pemikiran   seorang   tokoh,   usaha 

tersebut tidak akan lepas dari keharusan untuk mengetahui 

sekelumit  sejarah  dan  catatan  hidupnya  yang  banyak 
mempengaruhi dan melatarbelakangi struktur dan “ideologi” 
pemikirannya. Tujuan dari “pembacaan” ini agar kita bisa 
mengungkap pemikiran tokoh tersebut dengan lebih objektif dan 
tepat, sehingga sebisa mungkin terhindar dari “analisis ideologis” 
yang subjektif dan menyudutkan. 

 

Syahrur  merupakan  pendatang  baru  di  kancah  pemikiran 

Islam.     Kendati     demikian,     keberaniannya     terlihat     dalam 
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menelorkan terobosan-terobosan yang relatif baru bagi khazanah 

studi Islam. Dia dipandang  sebagai tokoh fenomenal  dan  paling  

kontroversial  di  penghujung  abad  XX. Melalui karya fenomenal 

bertajuk al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘asyirah yang menuai pro-

kontra di kalangan pemikir Islam. Ia tampil  sebagai  tokoh  yang  

menginspirasi  para  pemerhati  studi Islam pada dekade terakhir ini. 
 

Syahrur adalah seorang pemikir muslim kontemporer yang 

sangat intensif mengkaji al-Qur'an untuk dapat memahami Islam 

yang  lebih  aplicable  melalui  pendekatan  yang  kontroversial.39 

Syahrurlahir pada 11 April 1938 di Damaskus, Syria. Ayahnya 

bernama Dayb ibn Dayb dan ibunya bernama Siddiqah binti Salih 
Filyun.40    Dalam  sejarah,  Syria  tercatat  sebagai  negara  yang 

memiliki pengaruh luar biasa dalam belantika pemikiran dunia 

Islam, baik sosial, politik, budaya, maupun intelektual.  41 
 

Jika kebanyakan pemikir muslim berlatar belakang keilmuan 

agama, konsentrasi keilmuan Syahrur justru teknik sipil sehingga 

tidak   mengherankan   banyak   yang   mengecam   kajian-kajian 

Syahrur yang kontroversial. Kendati demikian, hal itu juga 

menempatkan Syahrur pada posisi yang sangat spesial. Ia selain 

menguasai  bahasa  Arab,  juga  menguasai  bahasa  Rusia  dan 

Inggris,  serta  menggeluti  filsafat  linguistik  (fiqh  al-lugah).42   Hal 

inilah yang memudahkannya untuk bersentuhan dengan literatur 

filsafat dan linguistik. 
 

Figur Syahrur sebagai seorang pemikir Islam memang cukup 

mengejutkan. Jika dilacak dalam sejarah pendidikannya, ia tidak 

pernah belajar ilmu-ilmu keislaman secara intensif seperti halnya 

pemikir lainnya.43 Pendidikannya diawali di sekolah dasar dan 

menengah  di  lembaga  pendidikan  Abdurrahman  al-Kawakibi,  di 
 
 

39Muhammad Romadhon, Menjelajahi Pemikiran Hukum Muhammad Syahrur 
dikutip dari Jurnal Studi Islam Vol. 5 (Cet. I; Semarang: Program Pascasarjana IAIN 
Walisongo, 2005), h. 1. 

40Muhammad , al-Daulah wa al-Mujtama‘ (Damaskus: al-Ahali, t.th), h. 5. 
41Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer (Cet. II; Yogyakarta: LKiS 

Group, 2012), h. 93. 
42Muammar Romadhon,  Menjelajahi Pemikiran Hukum Muhammad  Syahrur 

dikutip dari Jurnal Studi Islam Vol. 5, h. 4. 
43Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 93. 
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tanah  kelahirnnya, Damaskus.44   Syahrur kemudian berangkat ke 

Moskow, Uni Soviet untuk mengambil program diploma di bidang 

tekhnik sipil (handasah madaniyyah) atas beasiswa pemerintah 

setempat.  Program  ini  ditempuh  selama  lima  tahun  dan  pada 

1964, ia berhasil meraih gelar diploma. Di Moskow itulah, 

Syahrurmulai belajar dan berkenalan dengan pemikiran Marxisme, 

di samping juga ia belajar filsafat dialektika Hegel dengan filsafat 

prosesnya yang banyak mempengaruhi dirinya ketika menafsirkan 

al-Qur’an. Menurut Dale F. Eickelmen - sebagaimana dikutip 

Muammar Romadhon - meskipun bukan seorang Marxis, 

Syahrurmengagumi dan terkesan dengan teori dan praktek Marxis 
yang   berpengaruh   pada   karya-karyanya   tentang   tema-tema 

Islam.45 
 

Setelah dari Moskow, pada tahun yang sama (1964), Syahrur 

kembali ke Syria dan bekerja sebagai dosen di Universitas 

Damaskus.46 Pada tahun berikutnya, ia melanjutkan studi 

pascasarjana  di  Universitas  Negeri  Irlandia  di  Dublin  (Dublin 

College of Ireland) sebagai duta yang dikirim oleh Universitas 

Damaskus untuk memperoleh gelar magister dan doktoral pada 

Teknik Sipil (al-handasah al-madaniyyah).47  Pada tahun 1967, dia 

memperoleh kesempatan untuk melakukan penelitian di Imperial 

College di London, Inggris. Pada bulan Juni 1967 terjadi perang 

antara Syria dan Israel yang mengakibatkan hubungan diplomatik 

antara  Syria  dengan  Israel  terputus  sehingga  Syahrurterpaksa 

harus kembali lagi ke Syria. 
 

Pada tahun 1968, Syahrur memutuskan untuk pergi ke Dublin, 

Irlandia sebagai utusan dari Universitas Damaskus dalam rangka 

mengambil program master dan doktor di Ireland National 

University. Bidang keilmuan yang digeluti adalah Mekanika 

Pertanahan  dan  Teknik  Bangunan.  Berkat  ketekunannya,  pada 

1969 ia berhasil meraih gelar Master of Science, sedangkan gelar 
doktor diraih pada tahun 1972. 

 
 

 
44Muammar Romadhon,  Menjelajahi Pemikiran Hukum Muhammad  Syahrur 

dikutip dari Jurnal Studi Islam Vol. 5, h. 3. 
 

45Muammar Romadhon,  Menjelajahi Pemikiran Hukum Muhammad  Syahrur 
dikutip dari Jurnal Studi Islam Vol. 5, h. 3. 

 

46Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 94. 
 

47Muhammad  , al-Kitab wa al-Qur’an: Qira'ah Mu‘ashirah (Damaskus: Dar al- 
Ahali, 1990), h. 46. 
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Setelah menyelesaikan studinya di Ireland National University, 

Syahrur kembali ke Syria dan resmi menjadi dosen di Universitas 

Damaskus dan mengampu mata kuliah Mekanika Pertanahan dan 

Geologi.  Selain  sebagai dosen,  ia  bersama  rekannya  membuka 

biro  Konsultan  Teknik  di Damaskus.  Pada  1982-1983,  Syahrur 

dikirim lagi oleh pihak Universitas untuk menjadi staf ahli di al- Sa‘ud 

Consult, Saudi Arabia. 
 

Pada 1995, Syahrur diundang untuk menjadi peserta 

kehormatan dan ikut terlibat dalam debat publik mengenai 

pemikiran Islam di Lebanon dan Maroko. Pada awalnya, Syahrur 

memang lebih menekuni pendidikan teknik, namun pada 
perkembangannya, ia mulai mengkaji al-Qur’an secara lebih serius 

dengan pendekatan teori linguistik, filsafat, dan sains modern. 

Syahrur bahkan kemudian menulis beberapa buku dan artikel 

tentang pemikiran Islam. 
 

Dalam hal ini, Ja‘far Dakk al-Bab yang merupakan teman dan 

sekaligus gurunya, memiliki peran yang sangat besar dalam 

mendukung  karir  intelektual  Syahrur.  Pertemuan  Syahrur  dan 

Dakk al-Bab terjadi ketika keduanya sama-sama menjadi 

mahasiswa di Uni Soviet. Pada waktu itu, Ja‘far mengambil jurusan 

linguistik, sedangkan Syahrur mengambil jurusan Teknik Sipil. 

Persahabatan itu terjadi sekitar tahun 1959 hingga 1964, meski 

setelah itu keduanya berpisah karena sama-sama telah selesai 

dalam studinya.48 
 

Pada tahun 1980, secara tidak sengaja keduanya bertemu 

lagi.   Pada   saat   itulah   terjadi   perbincangan   intensif   antara 

keduanya mengenai masalah bahasa, filsafat, dan al-Qur’an. Sejak 

saat  itu,  Syahrurbelajar  linguistik  secara  intensif  dari  disertasi 

Ja‘far Dakk al-Bab yang dipromosikan pada tahun 1973 di 
Moskow.49 

 

Kesungguhannya dalam mengkaji al-Qur’an dan filsafat bahasa, 

membuahkan karya ilmiah yang tidak saja monumental tetapi juga 

kontroversial yakni al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asyirah. Karya 

tersebut merupakan hasil evolusi dan pengendapan pemikiran  

Syahruryang cukup  lama, yakni kurang lebih  20  tahun  (1970-

1990).50   Meskipun  demikian,  Pemikiran Syahrur banyak 

dipengaruhi oleh banyak tokoh antara lain Jafar Dakk, Yahya bin  

  
48Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 94-96. 
49Muhammad , al-Kitab wa al-Qur’an: Qira'ah Mu‘ashirah, h. 47. 
50Muhammad  , al-Kitab wa al-Qur’an: Qira'ah Mu‘ashirah, h. 46-48. Lihat juga 

Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 96. 
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 Sa‘lab, d a n  l a i n - l a i n  51 
 

Menurut Eikelman Piscatori - sebagaimana dikutip Abdul 

Mustaqim–al-Kitab wa al-Qur’an: Qiraah Mu‘asirah secara umum 

merupakan   kritik   terhadap   kebijakan   agama   konvensional 

maupun kepastian radikal keagamaan yang dinilai tidak toleran 

(baca: otoriter). Olehnya itu, Syahrur menganggap perlunya 

“pembacaan” ulang terhadap ayat-ayat al-Qur’an sesuai 

perkembangan dan interaksi antara generasi, serta mendobrak 

kejumudan pemaknaan al-Qur’an.52 

 
B. Evolusi Pemikiran Muhammad Syahrur 

 

Pemikiran yang cemerlang lahir dari sebuah proses panjang. 

Sebagaimana halnya para tokoh lainnya, pemikiran Syahrur juga 

mengalami proses evolusi, terutama dalam penyusunan karya 

monumentalnya yang bertajuk al-Kitab wa al-Qur'an. Secara 

kronologis, evolusi pemikiran Syahrur dapat dipetakan ke dalam tiga 

fase.53 

 
Fase Pertama (1970-1980) 

 

Fase ini berawal ketika Syahrur menempuh pendidikannya di Ireland 

National University, Dublin Irlandia pada program master dan doktor 

di bidang Teknik Sipil. Fase tersebut merupakan fase muraja‘at 

(peninjauan ulang) terhadap gagasan pemikiran sarjana Islam klasik 

dan sekaligus merupakan fase peletakan landasan metodologis 

dalam memahami al-Qur'an. 
 

Pada fase tersebut, Syahrur menuai kegagalan dan tidak 

membuahkan hasil. Syahrur menemukan dirinya masih berada di 

bawah hegemoni produk tradisional yang nyaris membuatnya tidak 
mampu menolak setiap teori yang dibangun oleh para pemikir 

klasik, karena hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang sakral 

dan kebenaran final yang tidak memberi ruang untuk dikritisi atau 

bahkan bertentangan dengan gagasan tersebut. 
 
 
 
 

51Muhammad , al-Kitab wa al-Qur’an: Qira'ah Mu‘ashirah, h. 24, 47. 
52Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 96. 
53Muhammad , al-Kitab wa al-Qur’an: Qira'ah Mu‘ashirah, h. 47. 
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Bagi Syahrur, menempatkan produk sarjana Islam klasik pada 

wilayah absolut dan sakral akan menimbun gagasan original Islam 

sehingga melahirkan kejumudan dan tidak mampu memberikan 

solusi atas problem yang dihadapi dunia modern.54  Hal tersebut 

dikarenakan setiap produk dan gagasan merupakan respon 

terhadap realitas yang dihadapi. Gadamer - sebagaimana dikutip Edi 

Mulyono - juga mengungkapkan bahwa setiap produk pemahaman 

(interpretasi) tidak dapat terlepas dari kenyataan bahwa antara 

pengarang dan interpreter terjalin jurang tradisi yang tidak   mungkin   

disatukan   dan   bahwa   sang   interpreter   tidak mungkin 

dipisahkan dari arus kultural serta problem yang dihadapinya yang 
memberikan watak dan warna tersendiri bagi produk-produk 

pemahaman yang dilahirkan. Oleh karena itu yang perlu dilakukan 

adalah memproduksi makna yang dikandung teks sehingga teks 

menjadi kaya makna.55 
 

Syahrur menilai bahwa faktor yang menyebabkan 

pembacaannya berada di bawah bayang-bayang pemikiran 

tradisional   adalah   karena   ia   berangkat   dari   pandangannya 

terhadap Islam sebagai akidah yang diformat melalui pemikiran 

keislaman  klasik,  baik  melalui  mazhab-mazhab teologi  maupun 

mazhab-mazhab fikih.56   Oleh  karena  itu, sebagaimana  Amin  al- 

Khuli  yang  menolak  Islam  berbingkai  mazhab dan  memandang 

bahwa Islam sebagai agama senantiasa pro terhadap perbaikan 

sosial meskipun tanpa bingkai dan aliran tertentu,57  Syahrur juga 

menegaskan perlunya sebuah keberanian intelektual untuk 

"membakar" pemikiran lama. Dalam pandangannya, pemikiran 

terlembaga justru akan melahirkan kejumudan.58  Al-Qur’an jauh 

sebelumnya telah menegaskan bahwa kebenaran mutlak 

merupakan milik Tuhan yang menembus tirai mazhab dan ideologi.59 

 
 
 

54Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira'ah Mu‘ashirah, h. 46. 
 

55Edi Mulyono, Hermeneutika Linguistik-Dialektis Hans George Gadamer dalam 
Edi Mulyono, dkk, Belajar Hermeneutika dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis 
Islamic Studies (Cet. I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), h. 146. 

 

56Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asyirah, h. 46-48. 
 

57Ahmad  Muhammad  Salim,  al-Islam  al-‘Aqlani  "Tajdid  al-Fikr  al-Dini  ‘inda 
Amin al-Khuli (Kairo: al-Hai’ah al-Misriyyah al-‘Ammah li al-Kitab, 2009), h. 85. 

58Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 46. 
59Kementerian Agama RI, al-‘Alim "al-Qur'an dan Terjemahnya" (Cet. VIIII; 

Bandung: Mizan), h. 58. 
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Hal tersebut diperkuat dengan pernyataannya bahwa boleh 

jadi apa yang diklaim selama ini benar ternyata justru sama sekali 

keliru. Syahrur mengibaratkan dengan seorang pelukis yang 

menggambar wajah melalui pantulan cermin. Ia tidak menyadari 

bahwa   gambarnya   terbalik.60    Demikian   halnya  dengan   fakta 

sejarah ketika selama berabad-abad sebelumnya, orang-orang 

meyakini kebenaran teori geosentris Ptolomeus yang menyatakan 

bahwa   bumi   merupakan   pusat   tata   surya   dan   matahari 

mengelilingi bumi. Seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan,  terutama  setelah  Galileo  dan  Copernicus 

menemukan teori heliosentris yang mengungkap bahwa matahari 
merupakan pusat tata surya dan sebaliknya bumilah yang 

mengelilingi matahari, teori geosentris pun terbantahkan.61 
 

Usaha Syahrur untuk membangun paradigma baru dan 

menemukan  Islam  yang  holistik  dan  universal  dengan 

membongkar teori-teori lama tersebut sejalan dengan apa yang 

pernah dikatakan oleh Amin al-Khuli - sebagaimana dikutip Abdul 

Mustaqim - bahwa awal dari suatu pembaruan pemikiran adalah 

"membunuh" pemahaman lama. Pergeseran paradigma (paradigm 

shift) tersebut yang oleh Thomas Khun disebut sebagai sebuah 

keniscayaan bahwa setelah suatu teori atau ilmu mengalami 

kemapanan maka ia akan menjadi normal science dan setelah itu 

ia akan menjadi anomali-anomali. Hal tersebut kemudian akan 

melahirkan scientific revolution (revolusi ilmu pengetahuan). Setelah 

itu lahirlah paradigma baru yang akan menggantikan paradigma 

lama. Akan tetapi, paradigma baru tersebut pun akan menjadi 

normal science lagi yang penuh anomali dan demikian seterusnya.62 
 

Pada   fase   ini,   nampak   bahwa   Syahrur ingin   melakukan 

revolusi pemikiran dan interpretasi al-Qur'an dengan tidak lagi 

bernaung di bawah bayang-bayang dan teori-teori tradisional-klasik 

tetapi berpijak pada bangunan pemikiran baru yang dikonstruknya. 

Hal tersebut dapat terjadi apabila Syahrurberani bergeser dan 

melepaskan diri dari paradigma dan epistem klasik. 
 

Berangkat dari hal tersebut maka Syahrur membuat formulasi 

dan teori interpretasi al-Qur'an yang ia yakini sejalan dan seirama 
 
 

60Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘asyirah, h. 29, 47. 
61Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘asyirah, h. 29, 47. 

Lihat juga Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 103. 
 

62Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 103-104. 
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dengan konteks ruang dan waktu (shalihun li kulli zaman wa 

makan). 

 
Fase Kedua (1980-1986) 

 

Fase ini bermula ketika Syahrur bertemu dengan gurunya Ja‘far 

Dakk al-Bab. melalui Ja‘far Dakk al-Bab, Syahrur kemudian 

berkenalan dengan berbagai teori linguistik, mulai dari teori 

linguistik al-Farra,63 Abu ‘Ali al-Farisi,64 yang merupakan perpaduan 

antara teori linguistik Ibnu Jinni65  dengan perspektif diakronisnya 

(al-washfu al-tatawwuri) dan teori linguistik Abd al-Qahir al-Jurjani66 

dengan perspektif sinkronisnya (al-washfu al-tazammuni).67 
 

Perspektif Ibnu Jinni terfokus pada struktur linguistik. Hal 

tersebut terlihat dalam uraiannya yang berkisar pada tataran 

struktur kata singular (bunyah al-kalimah al-mufradah). Ia 

berpedoman   pada   studi   fonetik,68     (dirasah   al-aswat)   dalam 

struktur kalimat dan mengungkap aturan serta prinsip yang 
menghubungkan bentuk-bentuk fonem (al-‘alaqah bain al-ashwat 

fi al-kalimah).69 

 

 
63Nama lengkapnya adalah Abu Zakariyya Yahya ibn Ziyad al-Farra (144-207 H). 

Dia merupakan tokoh yang medapat gelar Amir al-Mu'minin fi al Nahw dan sekaligus 
penulis kitab tafsir Ma‘ani al-Qur'an. 

 

64Nama lengkapnya adalah Abu ‘Ali al-Farisi al-Hasan ibn Muhammad ibn ‘Abd 
al-Gaffar (288-377 H). 

 

65Nama lengkapnya adalah Abu Fath ‘Usman ibn Jinni (w. 392 H). Di antara 
karyanya adalah al-Khashais. 

 

66Nama lengkapnya adalah Abu Bakr Abd al-Qahir bin ‘Abdurrahhman bin 
Muhammad al-Jurjani yang digelar Imam al-Nuhhat (w. 471). Di antara karyanya adalah 
Asrar al-Balagah dan Dalail al-I‘jaz. 

 

67Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘asyirah, h. 47. Lihat 
juga Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 104. 

 

68Dirasah al-aswat atau fonetik adalah studi linguistik yang mengacu pada 
pengucapan bunyi ujar. Fonetik dengan demikian adalah studi tentang evolusi bunyi, 
bersifat historis, menganalisis peristiwa, perubahan, dan bergerak bersama waktu. 
Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 3 (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 
2001), h. 319. 

 

69Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. 
Ia merupakan rangkaian kesan akustis dan gerakan artikulasi dari satuan yang 
terdengar dan satuan yang dituturkan, satu sama lain saling menentukan. Sehingga, 
fonem merupakan satuan kompleks dalam setiap rangkaiannya. Lihat Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, edisi ke 3, h. 319. 
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Ibnu Jinni juga melakukan studi terhadap derivasi setiap kata. 

Ibnu Jinni kemudian sampai pada kesimpulan bahwa dalam 

berbagai perubahan bentuknya, terdapat unsur yang sama dalam 

setiap   kata   yaitu   kesatuan   makna.   Konsekwensi   dari   studi 

tersebut adalah adanya relasi alamiah yang sesuai antara bunyi 

dengan  konsep.  Dengan  demikian,  Ibnu  Jinni  kemudian 

menjadikan perspektif diakronis  (al-washfu al-tatawwuri) sebagai 

pijakan dasar dari studinya. 
 

Ibnu Jinni juga memfokuskan studinya pada aturan-aturan 

umum tata bahasa. Dalam studi sejarah pembentukan bahasa, ia 

tidak menyentuh teori-teori yang terkait dengan asal-usul kata 
maupun teori tentang pendefinisian kata karena hal tersebut tidak 

mempengaruhi substansi bahasa. Ibnu Jinni menekankan bahwa 

bahasa tidak tumbuh dalam satu masa, akan tetapi berkembang 

dalam kurun waktu yang berkesinambungan; dan keharmonisan 

tata bahasa tetap terjaga secara terus menerus. Dalam studinya, 

Ibnu Jinni juga membahas aturan umum fonologi (qawanin al- 

ashwat).70   Dalam studinya, ia mengacu pada karakter fisiologis 

manusia yang disebut sebagai indera pengucap (hiss al- 

mutakallim).71 
 

Berbeda dengan Ibnu Jinni, perspektif al-Jurjani berangkat 

dari karakter struktur bahasa dan manifestasi fungsi transmisi 

(bayanu wazifati al-iblag) yang merupakan wilayah studi tata bahasa. 

Al-Jurjani kemudian menegaskan adanya relasi antara karakter 

struktur kata singular (tunggal) dengan fungsi transmisi. 
 

Relasi inilah yang menjadikan kata singular (tunggal) memiliki 

makna  dalam  struktur  kalimat.  Teori  ini  berangkat  dari  fungsi 

utama bahasa sebagai sarana komunikasi. Al-Jurjani berpendapat 

bahwa bahasa adalah sebuah sistem untuk merangkai dan 
menghubungkan kata-kata. Dengan demikian, dalam upaya 

menemukan sistem tersebut al-Jurjani tidak menggunakan studi 

diakronik sebagaimana yang ditempuh Ibnu Jinni dalam studinya, 

akan tetapi ia menggunakan studi sinkronik. 
 

 
 
 
 

70Fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa 
menurut fungsinya, karena fonologi bekerja pada wilayah fisiologi bunyi maka ia 
berada di luar waktu karena mekanisme pelafalan selalu serupa. Lihat Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, edisi ke 3, h. 320. 

 

71Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 20-21. 
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Fokus  al-Jurjani  terletak  pada  prinsip-prinsip  umum  tata 

bahasa dan relasinya dengan pemikiran. Dalam studinya, al-Jurjani 

justru menganggap bahwa perkembangan bahasa sangat terkait 

dengan peran pemikiran di dalamnya. Sebagaimana halnya Ibnu 

Jinni, al-Jurjani juga mengafirmasi bahwa bahasa merupakan 

"bentukan" (tawadhu‘) sekaligus "intuisi" (ilham). Akan tetapi, lebih 

jauh al-Jurjani menegaskan bahwa signifikansi kata singular 

(tunggal) sejak pembentukannya tidak hanya terbatas pada fungsi 

identifikasinya (al-tasmiyyah), namun juga terkait dengan fungsi 

transmisinya (al-iblag). 
 

Al-Jurjani dalam studinya tentang prinsip-prinsip linguistik 
umum menyimpulkan bahwa makna yang melekat pada sebuah 

kata singular tidak mungkin lebih padat daripada makna yang ada 

pada  kata  singular  lainnya,  baik  dalam  satu  bahasa  maupun 

dalam bahasa yang berbeda. Demikian halnya, ia juga 

menyimpulkan bahwa ungkapan berita (al-khabar) terkait dengan 

dua entitas yang berbeda.72 
 

Aliran  linguistik  Abu  ‘Ali al-Farisi  kemudian  memberi  warna 

tersendiri dalam studi hermeneutika Syahruryang mengakar dalam 

pandangan linguistik kedua tokoh tersebut. Karakter umum aliran 

linguistik   Abu   ‘Ali   al-Farisi   adalah   bahwa:   (1)  bahasa   pada 

dasarnya adalah bentuk sistem; (2) bahasa merupakan fenomena 

sosial  dan  strukturnya  terkait  dengan  fungsi  transmisi  yang 

melekat pada bahasa tersebut; (3) antara bahasa dan pemikiran 

terdapat kesesuaian. Sebagaimana pemikiran manusia tidak 

tumbuh sempurna dalam satu fase, demikian halnya dengan bahasa 

karena bahasa berjalan beriringan dengan tingkat pemikiran.73 
 

Bahasa merupakan fenomena sosial (zhahirah ijtima‘iyyah) 

yang mengalami proses perkembangan dan perubahan. Karena 

itu, makna suatu kata boleh jadi akan hilang seiring dengan 

perkembangan  waktu,  namun  sangat  mungkin  akan   muncul 

makna baru.74 Karena bahasa merupakan fenomena sosial 

(zhahirah    al-ijtima‘iyyah)    maka    bahasa    akan    senantiasa 
 

 
72Dalam studi ilmu balagah kedua entitas tersebut berupa kesesuaian (al- 

shidqu) dan ketidak sesuaian (wa al-kizbu) antara berita dengan dunia empirik. ‘Ali 
al-Jarim dan Musthafa Amin, al-Balagah al-wadhihah "al-Bayan wa al-Ma‘ani wa al-  
Badi‘ (Madinah al-Nasr: Dar Quba' al-Haditsah li al-Thiba‘ah wa al-Nasyr, 2007), h. 
237. 

73Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 21-22. 
74Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 44. 
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mengalami dinamisasi sepanjang perjalanan sejarah manusia.75 

Pandangan Senada diungkapkan Ahmad Amin bahwa bahasa 

merupakan bukti nalar manusia yang senantiasa berkembang 

sehingga bahasa juga akan berkembang sesuai dengan 

perkembangan  nalar  manusia.  Ketika  sebuah  kata  tidak 

ditemukan pada suatu generasi, hal itu berarti bahwa generasi 

tersebut belum bersentuhan dengan makna yang dikandung kata 

tersebut.76  Hal inilah yang kemudian mendasari perlunya 

pendekatan ilmiah-historis (al-manhaj al-tarikhi al-‘ilmi dalam studi 

linguistik).77 
 

Prinsip-prinsip dasar dari pendekatan tersebut adalah: (1) 
kesesuaian antara logika, pemikiran, dan fungsi transmisi sejak 

awal permulaan dan pertumbuhan bahasa manusia. Pengetahuan 

terhadap adanya relasi logis antara bunyi suara dengan objek yang 

dimaksud  merupakan  awal  pembentukan  pemikiran  manusia. 

Bunyi suara yang diungkapkan secara sadar sebagai sarana transfer  

makna  yang  dimaksud  merupakan  titik  awal pembentukan 

pemikiran manusia. Dengan kata lain, struktur tata bahasa  tersusun  

secara  sistemik  dan  terkait;  (2)  pemikiran manusia tidaklah 

tumbuh sempurna dalam satu fase. Perkembangan pemikiran 

manusia (secara umum) berawal dari pengetahuan terhadap objek 

konkrit dan ril (al-musyakhkhas al- mahsus) dan kemudian 

mencapai kesempurnaannya pada tingkat pengetahuan  terhadap  

entitas  yang  abstrak  (al-mujarrad). Demikian halnya struktur tata 

bahasa, ia tidak tumbuh sempurna seketika, tetapi secara bertahap 

dan mengalami dinamisasi seiring dengan perkembangan pemikiran 

manusia; (3) konsep sinonimitas yang selama ini dianggap sebagai 

keistimewaan bahasa sangat kontradiktif dengan perjalanan 

sejarah. Ungkapan-ungkapan bahasa yang terbentuk dalam tahapan 
sejarah tersebut mengindikasikan sebuah pemikiran yang 

berlandaskan pada pengetahuan  terhadap  objek  konkret  dan  ril,  

sementara identifikasi terhadap objek konkret (al-tasmiyyat al-

hissiyyah) pada saat itu belum sempurna karena tahapan sejarah 

belum terfokus pada  wilayah  yang  abstrak;  (4)  struktur  tata  

bahasa  tersusun secara sistemik dan terkait; (5) hal yang penting di 

perhatikan dalam studi tata bahasa adalah hal-hal yang bersifat 

universal dan konstan, tanpa menutup mata dari keberadaan setiap 

unsur yang memiliki spesifikasi tersendiri. 
 

 
75Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 22. 
76Ahmad Amin, Fajr al-Islam (Cet. I; Kairo: Dar al-Syuruq, 2009), h. 80-81. 
77Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 22. 
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Unsur-unsur tersebut merupakan panduan untuk mengidentifikasi 

fase-fase perkembangan bahasa. Pada titik inilah studi bahasa 

dalam bingkai perspektif diakronis dan sinkronis bertemu.78 
 

Berangkat  dari  kajian  tersebut,  Syahrur mengambil 

kesimpulan bahwa; (1) kata (al-lafz) hanyalah merupakan media 

bagi gagasan-gagasan pemikiran manusia (khadam al-ma‘na - 

aw‘iyah li al-ma‘na); (2) dalam bahasa Arab tidak terdapat kata 

yang sinonim (al-taraduf). Bahkan Syahrur menilai bahwa apa yang 

selama ini dipahami sebagai sinonim kata merupakan tipuan 

(khud‘ah). Olehnya itu, Syahrur memilih kamus Maqayis al-Lugah 

karya   Ibnu   Faris   sebagai   rujukan   utama   dalam   mengurai 
perbedaan makna  kata yang  menjadi  objek  penelitiannya.  Ibnu 

Faris mengutip statement gurunya, Sa‘lab yang terkenal bahwa 

“setiap kata yang dianggap sinonim (al-mutaradifat) dalam studi 

linguistik sebenarnya memiliki makna yang berbeda (al- 

mutabayinat).79 
 

Berdasarkan  teori-teori  linguistik  tersebut,  pada  tahun 

1982, Syahrur berhasil melakukan peninjauan ulang (muraja‘at) 

terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan kemudian merumuskan konsep- 

konsep dasar dalam kajian al-Qur'an, seperti konsep al-kitab, al- 

Qur'an, dan selainnya. Menurut Syahrur, istilah-istilah tersebut 

memiliki makna yang berbeda dan hal itu juga berimplikasi secara 

teoretis terhadap interpretasi al-Qur'an. Temuan-temuan tersebut 

dibangun atas dasar prinsip anti sinonimitas dalam al-Qur'an dan 

juga dengan menggunakan metode tartil yang terinspirasi oleh QS. 

al-Muzammil/73:4
  

“Atau lebih dari (seperdua) itu. dan bacalah al-Qur'an itu 
dengan perlahan-lahan.”80 

 

Berbeda dengan penafsir lainnya yang memaknai kata "tartil" 

dengan   “al-ta’annuq   fi   tilawatih”   yang   berarti   memperindah 

bacaan, melalui analisisnya terhadap akar kata tersebut yaitu ra- 

ta-la, Syahrurmenemukan bahwa kata "tartil" bermakna “al-tansiq 

 
78Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 22-23. 
79Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 24. 

 

80Kementerian Agama RI, al-‘Alim "Al-Qur’an dan Terjemahnya", h. 575. 
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wa al-tanzim” mengumpulkan ayat-ayat yang setema dengan 

menekankan pada hubungan sintagmatis dan paradigmatisnya 

sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. 

Syahrurberpendapat   bahwa   tidak   mungkin   penggalan   ayat 

tersebut dipahami dengan arti memperindah bacaan karena ayat 

setelahnya “inna sanulqi ‘alaika qaulan tsaqilan” tidak terkait 

dengan memperindah bacaan “al-ta’annuq fi tilawatih”. 

Argumentasinya  adalah bahwa “karakter sulit atau  berat”  pada 

rangkaian kalimat “qaulan tsaqilan” tidak dimaksudkan sebagai 

kesulitan dalam pengucapan, akan tetapi kesulitan memahami 

kandungan al-Qur’an.81 
 

Pada tahun 1984, di bawah arahan-arahan gurunya, Ja‘far Dakk 

al-Bab, Syahrur mulai menuangkan ide dasarnya yang dideduksi  
dari  ayat-ayat  al-Qur'an.  Fase  tersebut  berlangsung hingga tahun 

1986. Pada fase tersebut, pemikiran Syahrursudah mengkristal, 

akan tetapi tidak tersusun secara sitematis sehingga membutuhkan 

pemetaan lebih terstruktur.82 

 
Fase Ketiga (1986-1990) 

 

Fase   ketiga   ini   lebih   merupakan   fase   sistematisasi   dan 

rasionalisasi atas setiap bab yang terdapat dalam karyanya yang 

bertajuk al-Kitab wa al-Qur'an. Untuk merampungkan bab pertama 

yang merupakan kerangka teori bagi bab-bab lainnya, 

Syahrurmembutuhkan waktu selama setahun (1986-1987) untuk 

menyelesaikannya   karena   menurutnya,   bab   tersebutlah   yang 

paling rumit untuk dirampungkan. 
 

Pada bab kedua, ketika membahas tentang jadal al-kawn wa al-

insan "nazhariyyah al-ma‘rifah" (dialektika alam dan manusia) 

"tinjauan epistemologi", pada sub pertama bab tersebut, Syahrur 

mengaku dibantu oleh gurunya Ja‘far Dakk al-Bab. Bab tersebut 

diselesaikannya pada permulaan tahun 1988. Namun, bab-bab 

berikutnya dirampungkan sendiri. Kemudian pada bagian terakhir 
dari buku tersebut, Syahrurmeminta gurunya untuk memberikan 

eksplorasi tentang metode historis-ilmiah (al-manhaj al-tarikhi al-

‘ilmi) yang menjadi teori Syahrur dalam menulis karyanya al-kitab wa 

al-Qur'an, dan sekaligus memberikan epilog tentang rahasia bahasa 

Arab (asrar al-lugah al-‘arabiyyah).83 

 

 
81Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 25. 
82Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 47, 48. 
83Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah,, h. 48. 
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Dengan melakukan sistematisasi dan rasionalisasi atas buku 

al-Kitab wa al-Qur'an, maka gagasan dan pemikirannya menjadi 

utuh,  meskipun  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama,  sekitar 

empat tahun. Keseriusan dalam menulis buku tersebut ternyata 

tidak sia-sia. Buku tersebut laku keras di pasaran dan bahkan masuk 

dalam kategori buku terlaris di Timur Tengah (best seller). Kurang  

dari  setahun,  buku  tersebut  mengalami  cetak  ulang berkali-kali  

dan  terjual  sekitar  20.000  eksamplar.  Puluhan  ribu copy buku 

tersebut, baik yang asli maupun bajakan, diduga juga telah beredar 

di  Lebanon, Mesir, Yordania, Kawasan  Arab, dan termasuk 

Indonesia. 
 

Sejak  saat  itu,  Syahrur banyak  menulis  buku  dan  artikel 

tentang  keislaman,  di  samping  tentunya  juga  menulis  buku 
tentang  teknik  sipil yang sejak  awal  ia  tekuni. Di  antara  karya 

Syahrur  adalah  al-Kitab  wa  al-Qur'an;  Qira’ah  Mu‘ashirah,  al- 

Daulah wa al-Mujtama‘, al-Islam wa al-Iman; manzumah al-Qiyam, 

Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami. Selain menulis buku, 

Syahrurjuga menulis beberapa artikel yang dimuat di berbagai 

majalah dan jurnal, seperti "The Divine and Pluralism in Moslem 

Societies",  yang  dimuat  di  Moslem  Politic  Report  (14  Agustus 

1997)  dan  "Islam  in  the  1995  Beijing  World  Conference  on 

Women", yang dimuat di Kuwait Newspaper.84 
 

Melihat setting perjalanan karir intelektual dan evolusi 

pemikiran Syahrur yang tidak pernah menganyam ilmu keislaman 

secara formal, sangat wajar jika ia mendapat kritikan pedas dari 

para penyangganya. Akan tetapi, terlepas dari kritikan yang 

diterimanya, pemikiran Syahrur yang tertuang dalam lembaran- 

lembaran  karyanya  dengan  nuansa  pertentangan  atas 

kehadirannya mampu membuktikan bahwa background 

keilmuannya sebagai sarjana tekhnik sipil tidak menghalanginya 

untuk  menelorkan  ide  yang  terbilang  hangat  dan  baru  serta 

menjadi   salah   satu   referensi   yang   merangsang   nalar   kritis 

generasi Islam. 
 

Berbekal filsafat linguistik Abu ‘Ali al-Farisi yang mengakar 
dalam  khazanah  pemikiran  Ibn  Jinni  dan  Abdul  Qahir al-Jurjani 

yang diramu dengan linguistik strukturalis, dialektika Hegel, dan juga 

logika Marxian yang dibingkai dengan kultur keilmuannya sebagai   

seorang   arsitek.   Seorang   arsitek   yang   memandang sesuatu  

laksana  struktur  sebuah  bangunan.  Setiap  sudut  dari 
 

 
84Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 106-107. 
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bangunan memiliki dimensi yang saling menyatu membentuk 

sebuah   bangunan.   Cara  pandang  demikian  menginspirasinya 

dalam mengkaji teks al-Qur’an. 
 

Teks  al-Qur’an  dipersepsikan  sebagai  sebuah  bangunan. 

Setiap sisinya saling membentuk sehingga melahirkan makna. 

Makna yang bergerak seiring dengan ritme realitas. Setiap kata yang 

sama diungkapkan oleh dua orang yang berbeda bisa dipahami  

dengan  makna  yang  berbeda.  Demikian  halnya,  kata yang 

diucapkan seseorang pada waktu yang berbeda juga memiliki 

makna yang berbeda. 
 

Hal inilah yang mendasari Syahrur menyuarakan bahwa al- 

Qur'an senantiasa terbuka untuk diinterpretasikan dan produk 

interpretasi bersifat relatif dan tentatif. Sehingga tidak berlebihan 
jika dikatakan bahwa makna dalam pandangan Syahrur berada 

pada konteks. Dengan ungkapan lain, al-Qur’an akan menemukan 

makna pada konteks. 

 
C. Posisi   Hermeneutika   Muhammad   Syahrur   dalam   Wacana 

Kontemporer 
 

Metodologi  dalam  kajian  keislaman  merupakan  dasar  utama 

untuk mengetahui validitas dan akurasi hasil kajian. Persoalan 

metodologi dalam studi al-Qur'an menempati posisi vital karena 

berkaitan  dengan  objektifitas  dan  validitas  atas  analisis  dan 

produk yang dihasilkan. Pendekatan hermeneutika telah 

mempengaruhi perkembangan kajian al-Qur'an kontemporer yang 

mengalami pergeseran paradigma (paradigm shift) yang revolutif 

dari   pembacaan   yang   lebih   menekankan   praksis   penafsiran 

menuju pembacaan yang juga menekankan pada aspek meto- 

dologis.85 Untuk mengangkat konsep pembacaan Syahrur, 

pelacakan terhadap metodologi hermeneutik yang digunakan 

menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Pada sub bab 

ini, penulis akan menguraikan beberapa point penting dalam 

pembacaan hermeneutik Syahrur. 
 
 
 
 
 
 

 
85Imro'atul  Mufidah,  Hermeneutika  Al-Qur'an  Muhammad  Syahrur  dalam 

Kurdi, dkk, Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis (Cet. I; eLSAQ Press:Yogyakarta, 2010), 
h. 285. 
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1) Sikap Terhadap Warisan Intelektual Islam (al-turats) 
 

Al-Qur'an  sebagai  sumber  ajaran  moral  dan  sekaligus  petunjuk 

bagi  umat  manusia  (hudan  li  al-nas)  menempati  posisi  sentral 

tidak hanya pada laju perkembangan dan pengembangan studi 
Islam, akan tetapi juga menjadi inspirator dan pemandu gerakan 

umat Islam sejak 14 abad yang lalu. Berangkat dari hal tersebut, 

maka upaya memahami al-Qur'an melalui dekonstruksi dan 

rekonstruksi   menjadi   hal   yang   niscaya   karena   hal   tersebut 

memiliki  implikasi  yang sangat  besar bagi  perkembangan  studi 

Islam. 
 

Persoalannya kemudian adalah bagaimana merumuskan 

epistemologi maupun metodologi pembacaan al-Qur'an yang bisa 

digunakan untuk memahami al-Qur'an secara kritis, dialektis, 

reformatif,  dan  transformatif  sehingga  mampu  menjawab 

tantangan problem kontemporer umat manusia. Problem ini rupanya 

telah mendorong pemikir muslim kontemporer seperti 

Fazlurrahman, Muhammad Arkoun, Abdullahi Ahmad al-Na‘im, 

Hasan Hanafi, Asghar Ali Engineer, Nasr Hamid, dan tak terkecuali 

Syahruruntuk mendekonstruksi metodologi penafsiran al-Qur'an 

yang lebih sesuai dengan semangat dan tuntutan zaman. 
 
 

86Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 30-32. 
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Sebagaimana pemikir lainnya, Syahrur ingin menjadikan al- 

Qur'an sebagai landasan moral teologis bagi umat manusia dan 

berusaha mendialogkan teks al-Qur'an yang statis dan terbatas 

dengan konteks perkembangan zaman yang dinamis dan tidak 

terbatas. Syahrur menganggap bahwa memperhatikan 

perkembangan sejarah untuk memahami teks suci sangat penting 

karena teks memiliki konteks sosio-historis yang melingkupinya 

sehingga  perlu  ditafsirkan  seiring dengan  problem  kontemporer 

agar tetap relevan untuk setiap konteks ruang dan waktu.87 
 

Berangkat dari semangat tersebut, Syahrur melontarkan 

kritikan terhadap pandangan atau cara berpikir tradisionalis- 
konservatif, tekstualis-literalis yang telah melakukan beberapa 

kekeliruan, di antaranya: pertama, karena mereka telah mereduksi 

pesan Islam yang holistik-universal menjadi pemahaman yang 

bersifat lokaltemporal. Kedua, melakukan sakralisasi pemikiran 

dengan mengultuskan warisan intelektual masa lalu (turas). Umat 

Islam dianggap seringkali menunjukkan keterkaitan dengan masa 

lalu. Padahal produk keilmuan hanya merupakan respon suatu 

generasi atas teks dan konteks yang mengitari. Dengan mengutip 

QS...al-Mu'minun/23:24 dan al-Zukhruf/43:22, Syahrur 

menegaskan bahwa cara berpikir demikian jauh sebelumnya telah 

dikritik oleh al-Qur'an dan menjadi penyebab stagnasi pemikiran dan 

taklid buta. 
  

“Maka pemuka-pemuka orang yang kafir dari kaumnya 

berkata:  "orang  ini  tidak  lain  hanyalah  manusia  seperti 

kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia dari kamu. 

Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus 

malaikat. Kami belum pernah mendengar (seruan yang 

seperti) ini pada masa nenek moyang kami dahulu.”88 

 

 
 
 

87Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 3-4. 
 

88Kementrian Agama RI, al-‘Alim "Al-Qur’an dan Terjemahnya", h. 344. 
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“Bahkan mereka berkata: "sesungguhnya kami mendapati 

nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami 

mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka”.89 
 

Ayat ini menggambarkan bagaimana model pembangkangan 

kaum musyrik yang berpegang kepada tradisi lama. Mereka 

menganggap bahwa apa yang dibawa oleh nenek moyang  mereka  

sudah cukup  menjadi  pembenaran  bagi agamanya serta meyakini 

bahwa di dalamnya terdapat petunjuk. Menurut Syahrur, 

menempatkan produk sarjana Islam klasik pada wilayah absolut dan 

sakral akan menghalangi dan menimbun gagasan orisinalitas Islam 
hingga melahirkan kejumudan dan tidak mampu  memberikan  

solusi  terhadap  problem  dunia  modern.90 

Karena, setiap produk dan gagasan merupakan respon terhadap 

realitas yang dihadapai. 
 

Gadamer - sebagaimana dikutip Edi Mulyono - juga meng- 

ungkapkan bahwa setiap produk pemahaman (interpretasi) tidak 

bisa terpisahkan dari kenyataan bahwa antara pengarang dan 

interpreter  terjalin  jurang  tradisi  yang  tidak  mungkin  disatukan 

serta bahwa sang interpreter tidak mungkin dipisahkan dari arus 

kultural serta problem yang dihadapinya yang memberikan watak 

dan warna tersendiri bagi produk-produk pemahaman yang 

dilahirkan. Sehingga yang kemudian bisa dilakukan adalah 

memproduksi makna yang dikandung teks sehingga teks menjadi 

kaya makna.91 
 

Warisan intelektual (turats) dalam pandangannya adalah 

produk material dan ideal yang ditinggalkan oleh generasi 

pendahulu kepada generasi penerus yang memainkan peranan 

mendasar dalam membentuk kepribadian, mental, dan pola pikir, 

serta  tingkah  laku  lahiriahnya.92   Produk  pemikiran  Islam  klasik 
 

 
89Kementrian Agama RI, al-‘Alim "Al-Qur’an dan Terjemahnya", h. 491. 

 

90Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 46. 
 

91Edi Mulyono, Hermeneutika Linguistik-Dialektis Hans George Gadamer dalam 
Edi Mulyono, dkk, Belajar Hermeneutika dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis 
Islamic Studies, h. 146. 

 

92Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 32. 
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hanyalah merupakan human construction yang relatif, subjektif, 

dan tentatif yang perlu diapresiasi tapi bukan untuk disakralkan.93 
 

Karya para ulama klasik bukan wahyu, melainkan tafsir atas 

wahyu. Ia merupakan produk ijtihad. Ia hanya penggambaran 

menuju pemahaman kehendak Tuhan yang absolut. Persoalan siapa   

yang   merumuskannya,   untuk   kepentingan   apa,   dalam kondisi 

sosial yang bagaimana dirumuskan, serta lokus geografis seperti 

apa, dengan epistemologi apa, akan cukup mempengaruhi proses 

pembentukan sebuah karya. Karena itu, sebuah pemikiran harus 

diletakkan dalam susunan konfigurasinya saat pemikiran itu 

diproduksi di satu sisi, dan dalam konteks epistemologinya di sisi 
lain.  Karya  intelektual  mesti  dipilah yang relevan dan  yang  tak 

relevan. Interpretasi lama yang tidak sesuai dengan semangat 

zaman tak boleh diawetkan dan mendominasi percakapan 

intelektual hari ini.94 
 

Hal ini juga sejalan dengan ungkapan populer dari Imam Abu 

Hanifah al-Nu‘man yang mengatakan "hum rijal wa nahnu rijal".95 

Sehingga, bagi Syahrurdiperlukan sebuah keberanian intelektual 

untuk "membakar" pemikiran-pemikiran lama. Dalam pandangannya 

bahwa ketika sebuah pemikiran terlembaga maka akan melahirkan 

kejumudan.96 Hal tersebut diperkuat dengan pernyataannya  bahwa  

boleh  jadi  apa  yang  diklaim  selama  ini benar ternyata justru 

sama sekali keliru.  Syahrurmengibaratkan dengan seorang pelukis 

yang menggambar wajah melalui pantulan cermin. Ia tidak 

menyadari bahwa gambarnya terbalik.97 
 

Demikian halnya dengan fakta sejarah di mana orang selama 

berabad-abad  meyakini  kebenaran  teori  geosentris  Ptolomeus 

yang menyatakan bahwa bumi merupakan pusat tata surya dan 

matahari mengelilingi bumi. Akan tetapi, dengan berkembangnya 
ilmu pengetahuan, terutama setelah Galileo dan Copernicus 

menemukan teori heliosentris yang mengungkap bahwa matahari 
 
 

 
93Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 36. 

 

94Abdul Moqsith Gazali, Menegaskan Kembali Pembaruan Pemikiran Islam dalam 
M. Dawam Rahardjo, dkk, Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia (Cet. I; Jakarta: KEMI, 
2011), h.. 10. 

 

Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 33. 
 

96Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 46. 
 

97Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 29. 
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merupakan pusat tata surya dan sebaliknya bumilah yang 

mengelilingi matahari sehingga teori geosentris terbantahkan.98 
 

Usaha Syahrur untuk membangun paradigma baru dan 

menemukan  Islam  yang  holistik  dan  universal  dengan 

membongkar teori-teori lama tersebut sejalan dengan apa yang 

pernah dikatakan oleh Amin al-Khuli - sebagaimana dikutip Abdul 

Mustaqim - bahwa awal dari suatu pembaruan pemikiran adalah 

"membunuh" pemahaman lama. Pergeseran paradigma (paradigm 

shift) tersebut yang oleh Thomas Khun disebut sebagai sebuah 

keniscayaan bahwa setelah suatu teori atau ilmu mengalami 

kemapanan maka ia akan menjadi normal science dan setelah itu 
ia akan menjadi anomali-anomali. Hal tersebut kemudian akan 

melahirkan scientific revolution (revolusi ilmu pengetahuan). Setelah 

itu lahirlah paradigma baru yang akan menggantikan paradigma 

lama. Akan tetapi paradigma baru tersebut pun akan menjadi 

normal science lagi yang penuh anomali dan demikian seterusnya.99 
 

Upaya mendialogkan al-Qur'an sebagai teks yang terbatas 

dengan problem sosial kemanusiaan yang tidak terbatas merupakan 

spirit tersendiri bagi dinamika kajian al-Qur'an. Hal ini karena 

meskipun turun di masa lalu dengan konteks dan lokalitas sosial 

budaya yang melingkupi, al-Qur'an mengandung nilai-nilai universal  

yang  akan  senantiasa  relevan  untuk  setiap  konteks ruang dan 

waktu (shalihun li kulli zaman wa makan).100 
 

Berangkat dari slogan yang diamininya, menurutnya, al-Qur’an 

bukan hanya dimaksudkan kepada masyarakat Mekkah dan 

Madinah dan  bukan milik  orang Arab semata  melainkan untuk 

mereka yang hidup di belahan dunia lainnya. Al-Qur’an juga tidak 

hanya diperuntukkan bagi mereka yang hidup pada abad VII, 

melainkan juga kepada mereka yang hidup di abad modern.101 

Sehingga, makna al-Qur’an akan mengalami dinamisasi sesuai 

dengan nalar keilmuan kontemporer. Oleh karena itu, al-Qur’an 

harus  dipandang  seolah-olah  baru  turun  dan  Nabi  Muhammad 
 

 
 
 
 

98Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 103. 
 

99Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 103-104. 
 

100Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 1. 
 

101Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 34. 
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baru saja menyampaikannya kepada manusia.102  Klaim al-Qur’an 

sebagai kitab yang selalu relevan untuk setiap ruang dan waktu 

meniscayakan sebuah pembacaan yang kreatif dan produktif 

sehingga ia benar-benar tampil sebagai solusi alternatif bagi 

problem sosial-keagamaan umat manusia kontemporer. 
 

Syahrur memandang bahwa produk interpretasi merupakan 

hasil  ijtihad  atau  interpretasi  manusia  atas  teks-teks  al-Qur'an 

yang harus dipandang sebagai sesuatu yang tidak pernah final dan 

harus diletakkan dalam konteks di mana interpretasi tersebut 

diproduksi.   Oleh   karena   itu,   produk   interpretasi   senantiasa 

terbuka untuk dikritisi dan dikaji ulang sesuai dengan tuntutan 
zaman, karena ia lahir dalam situasi spesifik yang sarat dengan 

kondisi sosio-historis interpreternya.103 
 

Fazlurrahman  -  sebagaimana  dikutip  Abdullahi  Ahmed  al- 

Na‘im - menegaskan bahwa Islam pada awalnya memiliki sikap 

mental dan orientasi psikologis untuk memulai dengan lembaran 

putih,  dalam  artian  bahwa  mereka  percaya  suatu  ab  inito  - 

aktivitas  -  yang  hasilnya  adalah  anyaman  sosial.  Menurutnya, 

sistem inilah yang saat ini hilang dan harus diraih kembali.104 
 

Dalam kaitannya dengan fenomena dialektis antara teks dan 

konteks (jadaliyyah al-nash bi al-waqi‘), Yusuf Qaradhawi 

mengklasifikasikan   secara   ekstrem   paradigma   kontemporer 

seputar relasi antara teks dan konteks menjadi tiga: pertama, 

paradigma fundamental yang ia sebut sebagai al-zahiriyyat al- judud. 

Paradigma ini seolah “membangkai” dalam memandang realitas  

yang  ada.  Tidak  menghiraukan  fakta  sosial  yang  ada bahwa 

realitas sosial telah sedemikian ekstrem berubah total dari apa   

yang   terilustrasikan   dalam   masa   era   Islam   perdana. Paradigma 

tersebut seolah mendewakan teks, dan tak menghiraukan konteks 
sehingga tak berinovasi untuk menginterpretasikan teks sesuai 

dengan fakta sosial yang berkembang. 
 
 

 
 

102Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 44. 
 

103Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 119. 
 

104Abdullahi Ahmed al-Na‘im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, 
Human Right, and International Law, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan 
Amiruddin ar-Rany dengan judul Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak 
Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam (Cet. I; Yogyakarya: LKiS 
Group, 2011), h. 87. 
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Kedua, paradigma yang terwakili oleh konsep Najmuddin al- 

Thufi.  Ia  berpandangan  bahwa  sejatinya  jika  teks  dan 

kemaslahatan terjadi paradoksitas, yang diunggulkan adalah 

kemaslahatan (iza ta‘aradat al-maslahah ma‘a al-nas quddimat al- 

maslahah). Al-Qaradawi menilai konsep ini sangat absurd karena 

berusaha  menempatkan teks  ilahi di  bawah  hegemoni  realitas. 

Namun, konsep ini sebenarnya perlu diapresiasi lebih jauh. Karena 

bagaimanapun teks bersabda sebagai Sabda Langit (wahyu), tetap 

harus didudukkan sejajar dengan Sabda Bumi (konteks) karena 

tujuan  teks  diturunkan  adalah  demi  kemaslahatan  penduduk 

bumi. Ketiga, paradigma yang Qaradhawi sebut sebagai paradigma 
moderat yang tidak kaku di hadapan teks sekaligus tidak 

menempatkan teks ilahi di bawah hegemoni realitas. Paradigma 

ini tidak jauh berbeda dengan paradigma yang pertama yang 

mendewakan teks layaknya sabda langit (wahyu) yang tak 

mengapresiasi sabda bumi (konteks).105 
 

Dialektika antara wahyu (teks al-Qur'an), interpreter, dan 

realitas konteks harus senantiasa difungsikan secara berimbang, 

mengingat al-Qur'an bukanlah teks "mati". Hal ini sejalan dengan 

pernyataan al-Syahrastani - sebagaimana dikutip Abdul Mustaqim - 

al-nusus kanat mutanahiyah wa al-waqa'i‘ gayru mutanahiyah wa 

mala yatanahala yudbituhu ma yatanaha. 
 

Kesadaran akan kenyataan bahwa problem manusia terus 

berkembang  dan  konteks  senantiasa  berubah,  sementara  ayat- 

ayat al-Qur'an bersifat statis dan jumlahnya pun terbatas, mestinya 

mampu menggerakkan manusia untuk senantiasa menjadikan al- 

Qur'an sebagai mitra dialog dalam menjawab problem sosial 

keagamaan  yang  muncul.106   Proses  dialektika  itulah  yang  oleh 

Nasr Hamid kemudian memunculkan berbagai peradaban atau 

dengan kata lain al-Qur'an sebagai muntij al-tsaqafah (produsen 

peradaban).107 

 
 
 
 
 
 

105M. Nora Burhanuddin, Sebuah Pengantar “Catatan Laku Modernitas 
Peradaban   Islam”   dalam   Jurnal   Himmah   “Islamic   Studies   II;   Menelisik   Arus 
Modernitas Peradaban Islam” Edisi VI (Cet. I; DPP PPMI: Kairo, 2009) 

 

106Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 119. 
 

107Nasr Hamid Abu Zayd, Mafhum al-Nash (Cet. VI; Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi 
al-‘Arabi, 2005), h. 11. 
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b) Diktum Al-Qur'an Shalih li kulli Zaman wa Makan 
 

Syahrur meyakini bahwa al-Qur'an adalah kitab suci terakhir yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Oleh 

karena itu, sangat logis jika prinsip-prinsip universal al-Qur'an akan 

senantiasa relevan untuk setiap ruang dan waktu. Asumsi tersebut 

membawa implikasi bahwa problem sosial keagamaan di era 

kontemporer tetap akan dijawab oleh al-Qur'an melalui 

kontekstualisasi  interpretasi  secara  dinamis  seiring  dengan  ruh 

dan semangat zaman.108 
 

Asumsi bahwa Islam adalah agama yang relevan untuk setiap 

konteks ruang dan waktu (shalih li kulli zaman wa makan) 
meniscayakan keyakinana bahwa al-Qur'an bukanlah turats (warisan  

intelektual  Islam).  Menurutnya,  bila  al-Qur'an dikategorikan 

sebagai turats maka konsekuensinya al-Qur'an merupakan produk 

manusia (Muhammad) dan tentu bersifat atomistik dan partikular 

karena terkait dengan konteks ruang dan waktu yang mengitarinya, 

yaitu Arab dan abad ke VII. Dengan demikian, al-Qur'an tidak lagi 

bersifat universal. Oleh karena itu, menurutnya, al-Qur'an bukanlah 

turats akan tetapi ia merupakan respon (wahyu) Tuhan sebagai kitab 

terakhir.109 
 

Syahrur  berpandangan bahwa  al-Qur'an  sebagai  kitab 

universal dan holistik tentu memiliki karakteristik, yaitu: (1) 

kandungan al-Qur'an bersifat absolut karena pengetahuan Tuhan 

bersifat absolut; (2) al-Qur'an merupakan respon Tuhan terhadap 

problem yang dihadapi umat manusia dan juga petunjuk yang 

universal.   Oleh   karena   itu,   pemahaman   manusia   terhadap 

petunjuk tersebut bersifat relatif dan tentatif; (3) adanya keterkaitan 

bahasa dan manusia. Sehingga proses penyampaian al-Qur'an 

melalui bahasa manusia (bahasa Arab), akan tetapi mengandung 
nilai absolut-ilahi dalam hal isi kandungannya dan relativitas 

pemahaman manusia (sabat al-sigah al-lugawiyah (nas) wa  harakah  

al-muhtawa).  Dengan  demikian,  di  satu  sisi,  teks Tuhan 

mengandung nilai absolut yang murni namun di sisi lain, al- Qur'an 

tetap terbuka untuk diinterpretasikan sepanjang masa. Berangkat 

dari ke tiga point tersebut, Syahrurmenegaskan bahwa al-Qur'an 

bukanlah turats, melainkan interpretasi manusialah yang bersifat   

relatif   yang   merupakan   bagian   dari   turats.   Produk 
 
 
 

108Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 54. 
 

109Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 35. 
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keilmuan yang dihasilkan sarjana klasik Islam bukanlah respon yang 

bersifat final dan absolut, melainkan respon yang sesuai dengan 

konteks yang mengitarinya. 
 

Sebagai sebuah respon terhadap teks ketuhanan, maka bagi 

Syahrur interpretasi bersifat nisbi, relatif, dan temporer, termasuk 

di dalamnya adalah hasil penafsiran Nabi Muhammad yang oleh 

pemegang ortodoksi kemudian dibakukan dalam bentuk hadis. 

Respon tersebut merupakan bagian dari turats (produk tradisi selain 

hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek ibadah dan hudud (sirat   al-

mustaqim)   yang   tidak   mengikat   sepanjang   masa.110 Adapun 

yang perlu diikuti menurut Syahrur adalah kreativitas dan semangat 
ijtihad Nabi dalam memahami al-Qur'an untuk menyelesaikan 

problem sosial.111 Sebab problem kemanusiaan yang dihadapi saat 

ini sangat jauh berbeda dengan problem kemanusiaan di zaman 

Nabi Muhammad. 
 

Jika interpretasi harus merujuk kepada produk keilmuan 

sarjana klasik Islam maka berarti hal tersebut adalah cara berpikir 

mundur ke belakang. Sikap tersebut tidak hanya mengakibatkan 

terjadinya stagnasi pemikiran, namun juga akan menyebabkan 

kemunduran dan keterbelakangan.112 Jika model berfikir demikian 

yang diikuti maka pemikiran Islam yang notabene merupakan hasil 

interpretasi sarjana klasik Islam akan menjadi ideologi yang harus 

diterima secara taken for granted tanpa kritik. Olehnya itu, jika umat 

Islam ingin maju, mesti ada keberanian  intelektual untuk keluar 

dari kungkungan hegemoni pemikiran klasik.113  Hal inilah yang  

merupakan  kerangka  dasar  pemikiran  Syahrur.  Berangkat dari 

kerangka pemikirannya, Syahrurkemudian merumuskan konsep 

dasarnya tentang al-Qur'an dalam pembacaannya. 

 
2. Konsep Dasar Mengenai al-Qur'an 

 

Berangkat  dari  linguistik  ilmiah  historis  (al-manhaj  al-tarikhi  al- 

‘ilmi), Syahrur menegaskan bahwa kata (al-lafz) hanyalah 

merupakan media bagi gagasan-gagasan pemikiran manusia 

(khadam  al-ma‘na)  dan  bahwa  di  dalam  bahasa  Arab  tidak 

terdapat  kata  yang  sinonim  (al-taraduf).  Kata  yang  selama  ini 
 

 
 
 

110Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 36, 112. 
111Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 33. 
112Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 34. 
113Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 46 
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dipahami  sebagai sinonim kata merupakan  tipuan  (khud‘ah).114 

Menurutnya, bahasa merupakan fenomena sosial (zahirah 

ijtima‘iyyah) yang mengalami proses perkembangan dan perubahan. 
 

Makna suatu kata boleh jadi akan hilang dari pemaknaan dan 

proses  interaksi  sosial  seiring  dengan  perkembangan  waktu, 

namun sangat mungkin akan muncul makna baru.115 Karena 

bahasa merupakan fenomena sosial (zahirah al-ijtima‘iyyah), maka 

bahasa akan senantiasa mengalami dinamisasi sepanjang 

perjalanan sejarah manusia. Hal inilah yang kemudian mendasari 

perlunya pendekatan ilmiah-historis (al-manhaj al-tarikhi al-‘ilmi) 

dalam studi linguistik.116 Berdasarkan teori linguistik tersebut, 
Syahrurmelakukan rekonstruksi (muraja‘at) terhadap ayat-ayat al- 

Qur'an dan kemudian merumuskan konsep-konsep dasar dalam 

kajian al-Qur'an, seperti konsep al-kitab dan al-qur'an yang oleh 

mayoritas  ulama  dianggap  sinonim,117    serta  sejumlah  istilah 

lainnya seperti al-zikr dan al-furqan.118 
 

Menurut Syahrur, istilah-istilah tersebut dianggap berbeda 

karena masing-masing kata memiliki implikasi makna yang sama 

sekali berbeda. Perbedaan antara istilah al-kitab wa al-qur'an 

terlihat dari penjelasan Syahrurterhadap kedua term tersebut. 

Menurutnya, al-kitab adalah bentuk masdar dari kata kerja kataba, 

yang berarti menggabungkan atau menyatukan sesuatu dengan 

yang lain untuk memperoleh sebuah konsep atau tema tertentu.119 

Ketika kata al-kitab ditulis dengan menggunakan al, hal tersebut 

merujuk pada pengertian sekumpulan tema yang diwahyukan Tuhan 

kepada Nabi Muhammad berupa teks (nas) dan kandungannya 

(muhtawa), yang seluruhnya terkumpul dalam mushaf, mulai dari 

surat al-Fatihah hingga surat al-Nas, sebagaimana terlihat pada QS. 

al-Baqarah/2:2.120 

 

 
114Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 47. 
115Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 44. 
116Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 22. 
117Kata   al-Qur'an   dalam   konteks   ini   ditulis   dengan   huruf   q   kecil   dan 

menggunakan transliterasi karena memiliki pengertian khusus. Hal ini untuk 
membedakan dengan istilah"al-Qur'an" dengan huruf Q besar (tanpa transliterasi) 
yang dapat dipahami secara umum, yaitu sekumpulan ayat dari surat al-Fatihah hingga 
surat al-Nas. 

118Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 61, 64. 
119Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 51. 

 

120Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 51. 
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Jika kata al-kitab ditulis tanpa menggunakan al, sebagaimana 

dalam  ayat  kitaban  mutasyabihan  pada  QS.  al-Zumar/39:  23, 

maka hal tersebut hanya mencakup satu tema, yaitu sekumpulan 

ayat-ayat mutasyabih. Demikian pula yang terdapat pada QS. Ali 

‘Imran/3: 145, yang berbunyi kitaban mu'ajjalan, yaitu tema yang 

berkaitan dengan kematian.121 
 

Sedangkan istilah  al-qur'an menurut  Syahrur merujuk  pada 

pengertian sebagian dari kandungan al-kitab berupa ayat-ayat 

mutasyabihat,   yaitu   ayat-ayat   yang   memuat   tentang   hakikat 

objektif di luar kesadaran manusia.122 Ayat mutasyabih secara 

redaksional memiliki ciri atau karakter tetap pada bentuk 
tekstualnya (subut al-nash kainunah), berubah dan relatif pada 

aspek pemahamannya sesuai dengan perkembangan nalar 

keilmuan (harakah al-muhtawa).123 
 

Berdasarkan  pengkajiannya,  Syahrur  kemudian 

merekonstruksi   pembagian   mushaf   ‘usmani   ke   dalam   tiga 

kategori, yaitu: ayat al-muhkamat, ayat   al-mutasyabihat, ayat la 

muhkamat  wa  la  mutasyabihat.  Pembagian  tersebut  berangkat 

dari rekonstruksinya terhadap term al-nubuwwah,124 dan al- 

risalah.125 Syahrurmembedakan istilah nabi dan rasul berdasarkan 

fungsinya.  Muhammad  sebagai  nabi  berfungsi  menyampaikan 

kitab al-nubuwwah (al-qur'an) tanpa komentar lebih lanjut, sebagai 

amanah Tuhan kepada manusia. Adapun takwil yang dilakukan 

oleh nabi bersifat marhali (tentatif-temporal). Sedangkan 

Muhammad sebagai rasul berfungsi menginterpretasikan kitab al- 

risalah      sesuai      dengan      konteks      sosio-historis      yang 
 

 
 
 
 

121Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 53. 
 

122Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 62. 
 

123Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 37. 
 

124Al-nubuwwah adalah dimensi ilmiah dalam al-Qur'an yang mencakup konsep 
alam semesta (kosmologi), manusia (antropologi), dan penafsiran terhadap sejarah. 
seluruhnya termasuk ayat mutasyabihat. Selain itu al-nubuwwah juga memuat ayat 
la muhkamah wa la mutasyabih yang merupakan penjelasan terhadap kandungan al- 
Qur'an   (tafsil   al-kitab).   Muhammad   Syahrur,   al-Kitab   wa   al-Qur'an:   Qira’ah 
Mu‘asirah, h. 37, 54. 

 

125Al-risalah  adalah  dimensi  legal  (syariat)  berupa  aturan  kewarisan  dan 
ibadah, demikian halnya sistem etika atau norma dalam al-Qur'an (ayat muhkamat).  
Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 37, 54. 
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dihadapi.126Kitab al-risalah memuat kaidah-kaidah bertindak bagi 

manusia, berupa sya‘air (shalat, zakat, puasa, haji, dan selainnya), 

mu‘amalah, akhlak, maupun aturan hudud (batas-batas hukum) 

yang terdapat dalam ayat-ayat muhkamat atau yang disebut umm 

al-kitab.127 
 

Sedangkan  kitab  al-nubuwwah  berisi  sekumpulan 

pengetahuan tentang alam, alam, sejarah, kisah-kisah dan ayat- 

ayat  yang  berbicara  tentang  hakikat  wujud  objektif  (haqaiq  al- 

wujud al-maudu‘i). Wujud objektif yang dimaksud adalah sesuatu 

yang benar-benar wujud secara objektif, baik hal itu diketahui atau 

tidak, diimani ataupun diingkari. Sebagai contoh adalah informasi 
tentang kematian, hari kiamat, surga dan neraka. Pemahaman 

terhadap hal tersebut hanya tunduk di bawah aturan penelitian 

ilmiah-objektif seperti disiplin ilmu filsafat, kosmologi, fisika, kimia, 

biologi, dan disiplin ilmu natural. 
 

Dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 

" ال رقآ نح   جةكل    أ  و  ع  لكي  ",  Syahrur menegaskan  bahwa  mereka  yang 

beriman  terhadap  kebangkitan  -  kebangkitan  merupakan  salah 
satu  tema  al-qur'an  -  akan  menemukan  penakwilan  terakhir 
terhadap ayat-ayat tersebut ketika kelak mengalami peristiwa 

tersebut karena pada saat itu akan terlihat sebagai suatu fakta 

objektif.128  Dalam hal ini,   ayat-ayat mutasyabihat (al-qur'an, al- 

sab‘u al-masani) dan tafsil al-kitab, merupakan bagian dari kitab 

al-nubuwwah.129 
 

Sementara kitab al-risalah bersifat subjektif dalam arti tidak 

ada wujud di luar kesadaran manusia. Sebagai contoh adalah pesan 

Tuhan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tua. 

Dalam hal ini, kemungkinan berbakti atau tidak selalu ada. 

Demikian   halnya   tentang   perintah   shalat.   Oleh   karena   itu, 

ungkapan yang digunakan dalam kitab al-risalah (umm al-kitab) 

tidak menggunakan istilah al-haq dan al-bathil sebab hal tersebut 

terkait dengan perilaku manusia. Hal tersebut bukanlah wujud 

objektif sebab manusia diberi hak untuk memilih. Dengan ungkapan  

lain,  kitab  al-risalah  merupakan  media  penerapan 
 
 
 

126Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 144-145. 
 

127Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 38. 
 

128Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 103. 
 

129Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 37. 
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tugas-tugas syariat, manusia diberi hak untuk memilih untuk 

mengerjakannya atau tidak.130 

 
3. Konsep Dasar Hermeneutika Muhammad Syahrur 

 

Hermeneutika pada awal perkembangan merupakan teknik 

interpretasi  atas  teks  keagamaan  yang  berkembang  di  gereja. 

Pada perkembangan selanjutnya tumbuh sebagai disiplin ilmu 

dengan ruang lingkup yang lebih luas. Hal ini terlihat dari munculnya  

beragam  corak  dan  objek  kajian  di  dalamnya  yang tidak hanya 

terbatas pada teks suci keagamaan.131 
 

Di antara corak hermeneutika tersebut seperti hermeneutika 
metodologis, hermeneutika filosofis, hermeneutika kritis, dan 

lainnya.132 Terkait dengan hermeneutika filosofis, hermeneutika 

yang ditawarkan Syahrur juga berangkat dari sebuah landasan 

filosofis. Ada tiga kata kunci dasar yang menjadi landasan filosofis 

hermeneutikanya, yang disebut dengan trilogi hermeneutika. 

Pertama, kainunah yang merupakan derivasi dari kata kana berarti 

kondisi berada (being). Kedua, Sairurah merupakan derivasi dari 

kata  sara  yang  berarti  berjalan  atau  perjalanan  sejarah  atau 

kondisi berproses (process) yang berada di luar kendali dan kuasa 

manusia. Ketiga, sairurah yang merupakan derivasi dari kata sara 

yang berarti kondisi menjadi (becoming). 
 

Ketiga term tersebut saling terkait dan merupakan landasan 

dasar yang merupakan starting point dalam studi filsafat termasuk 

tentang ketuhanan (teologi), alam (naturalistik),133  dan manusia 
 

 
 
 
 
 

130Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 104-105. 
 

131Ahmala, Hermeneutika Mengurai Kebuntuan Ilmu Sosial dalam Edi Mulyono, 
dkk, Belajar Hermeneutika dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies 
(Cet. I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), h. 20. 

 

132Damanhuri, Belajar Teori Hermeneutika Bersama Betti dalam Edi 
Mulyono,dkk,Belajar Hermeneutika dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic 
Studies (Cet. I; Yogyakarya: IRCiSoD), h. 35. 

 

133Alam materi tidak lahir dari ketiadaan akan tetapi akibat dari big bang yang 
terjadi pada materi awal yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan pada 
materi awal. Namun Syahrur menegaskan bahwa hal tersebut tidak berarti bahwa 
materi tersebut kekal sebagaimana kekalnya Tuhan. Lihat Muhammad  , al-Kitab wa 
al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 43. 
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(antropologi).134  Tidak adanya kesadaran terhadap ketiga hal 

tersebut akan berimbas terhadap pendistorsian, kebekuan, dan 

stagnasi yang mengancam toleransi dalam realitas yang plural 

karena relasi ontologis secara terus menerus akan berdialektika 

yang  disebut  Syahrur  dengan  qanun  al-nafy  wa  nafy  al-nafy 

(hukum negasi dan penegasian negasi).135  Syahrur menolak 

anggapan  yang  meletakkan  hukum  logika  sebagai  pengganti 

hukum dialektika. 

Dengan   demikian,   term   ketuhanan,   alam,   dan   manusia 

sebagai eksistensi (being/kainunah) akan senantiasa mengalami 

kondisi berada (kainunah) yang tidak terlepas dari rel perjalanan 

sejarah  (sairurah)  sebagai  kondisi  berproses  yang  terus 

mengalami perkembangan dan perubahan dalam tiap tahapannya 

dan karenanya ia selalu mengalami kondisi menjadi (shairurah). 

Sebagai  tujuan.  Keterkaitan dengan waktu tersebut  merupakan 

"kondisi  berproses"  yang  meniscayakan  adanya  per-kembangan 

dan perubahan sebagai sesuatu yang berada (being/kainunah), 

yang merupakan tahap pertama, kemudian bergerak ke tahap 

berikutnya  sebagai sesuatu  menjadi  (sara).139   Kejumudan akan 

lahir jika hanya mengalami "kondisi berada" (being/kainunah) dan 

kondisi berproses (sairurah) tanpa mengalami perkembangan dan 

"kondisi menjadi" (shairurah).140 
 

 
 

  

 
  

 
 
 
 
 
 

134Muhammad    ,  Nahw  Usul  jadid  li  al-Fiqh  al-Islami:  Fiqh  al-Mar‘ah  "al-  
Wasiah, al-Irs, al-Qawamah, al-Ta‘addudiah, al-Libas" (Cet. I; Damaskus: al-Ahali li al-  
Tiba‘ah wa al-Nasyr, 2000), 27. 

 

135Muhammad Syahrur, Nahw Usul jadid li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar‘ah "al- 
Wasiah, al-Irs, al-Qawamah, al-Ta‘addudiah, al-Libas", h. 28-30. 

 

136Imro'atul  Mufidah,  Hermeneutika  Al-Qur'an  Muhammad  Syahrur  dalam 
Kurdi, dkk, Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis, h. 293. 

 
137Muhammad Syahrur, Nahw Usul jadid li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar‘ah "al- 

Wasiah, al-Irs, al-Qawamah, al-Ta‘addudiah, al-Libas", h. 33. 
 

138Imro'atul  Mufidah,  Hermeneutika  Al-Qur'an  Muhammad  Syahrur  dalam 
Kurdi, dkk, Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis, h. 293. 
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Terkait dengan landasan filosofisnya, Syahrur merumuskan 

eksistensi ke dalam tiga klasifikasi. Pertama, "kondisi berada" 

(kainunah) dan "kondisi berproses" (sairurah) tanpa "kondisi 

menjadi" (shairurah), yaitu wujud yang tetap dan tidak mengalami 

perubahan  yang  merupakan  karakter  "kondisi  menjadi" 

(shairurah), seperti hari kebangkitan, surga, neraka, dan selainnya 

sebagaimana yang diterangkan dalam QS. al-Kahf/18: 34-37. 
 

Eksistensi tersebut berjalan tanpa henti. Meskipun terkait 

dengan dimensi waktu, hal itu tidak memuat perubahan dan 

perkembangan   karena   hal   tersebut   terdapat   pada   "kondisi 

menjadi" (shairurah). Kedua, "kondisi berada" (kainunah) dan 

"kondisi menjadi" (shairurah) tanpa "kondisi berproses" (sairurah), 

yaitu wujud yang mengalami perubahan dari "kondisi berada" 

(kainunah) ke "kondisi menjadi" (shairurah) tanpa gerak dan waktu 

seperti   cahaya   dan   kematian.   Keduanya   "berada"   dan   "tak 

berada", eksistensinya hanya memiliki satu bentuk dan 

kecepatannya  adalah  "keberakhirannya".  Ketiga,  "kondisi 

berproses" (sairurah) dan "kondisi menjadi" (shairurah) tanpa 
"kondisi  berada"  (kainunah).  Level  ini  disebut  dengan  hukum 

negasi dan penegasian terhadap negasi (al-nafy wa nafy al-nafy) 
 
 
 

139Imro'atul  Mufidah,  Hermeneutika  Al-Qur'an  Muhammad  Syahrur  dalam 
Kurdi, dkk, Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis, h. 293. h. 294. 

 

140kondisi berada (kainunah/being) hanya dimiliki oleh Tuhan sebagaimana 
penjelasan firman Tuhan dalam QS al-Qasas/28: 88. Muhammad Syahrur, Nahw Usul 
jadid li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar‘ah "al-Wasiah, al-Irs, al-Qawamah, al-  
Ta‘addudiah, al-Libas", h. 28. 
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seperti peristiwa big bang pada alam semesta yang merupakan 

penegasian terhadap sesuatu yang ada sebelumnya, baik sesuatu 

itu "ada" ataupun "tidak ada" dan penegasian kebangkitan atau 

hari kiamat terhadap negasi pertama.141 
 

  Dalam kajian filsafat, terdapat tiga teori kebenaran yang 

popular untuk menguji validitas sebuah ilmu pengetahuan, yakni 

teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatisme. 
 

Pertama, teori koherensi menyatakan bahwa standar 

kebenaran tidak dibentuk oleh relasi antara pendapat dan fakta 

atau realitas, tetapi dibentuk oleh hubungan internal antara 

pendapat dan keyakinan sendiri. Sebuah pembacaan dianggap 
benar jika terdapat konsistensi logis-filosofis dengan proposisi- 

proposisi yang dibangun sebelumnya.143Kedua, teori korespondesi 

adalah kesesuaian antara suatu fakta dengan pernyataan yang 

diungkapkan (pikiran). Dalam studi filsafat, teori ini digunakan oleh 

aliran empirisme. Apabila teori tersebut ditarik ke ranah studi tafsir 
 

 
 

141Muhammad Syahrur, Nahw Usul jadid li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar‘ah "al- 
Wasiah, al-Irs, al-Qawamah, al-Ta‘addudiah, al-Libas", h. 30-32. 

 

142Imro'atul  Mufidah,  Hermeneutika  Al-Qur'an  Muhammad  Syahrur  dalam 
Kurdi, dkk, Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis, h. 296. 

 

143Kelemahan   dari   teori   koherensi   adalah   adanya   kemungkinan   suatu 
penafsiran dibangun atas asumsi-asumsi yang salah namun karena ada konsistensi 
filosofis   maka   penafsiran   tersebut   dianggap   benar   secara   koherensi.   Abdul 
Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 291-292. 
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maka produk interpretasi dapat dikatakan benar apabila terdapat 

kesesuaian  dengan  realitas  empiris.  Teori  ini  sangat  nampak 

dalam pembacaan Syahrur yang melakukan pembacaan agar sesuai 

dengan konteks sehingga adagium al-Qur'an salih li kulli zaman wa 

makan dapat dibuktikan secara historis-empiris, tidak hanya pada 

tataran idealis metafisis.144 
 

Ketiga, teori pragmatisme menyatakan bahwa proposisi 

dianggap benar sepanjang ia berlaku atau memuaskan. Jika teori 

tersebut ditarik ke dalam wilayah interpretasi maka tolok ukur 

kebenaran interpretasi adalah ketika produk interpretasi tersebut 

secara empiris solutif terhadap problem sosial kemanusiaan.145 

Produk  pembacaan  tidak  hanya  diuji  di  atas  lembaran  kertas, 

tetapi juga mesti teruji di lapangan.146  Terlepas dari hal tersebut, 

setiap produk pembacaan pasti tidak terlepas dari horizon 

kesejarahannya dan kapasitas intelektual yang melingkupi 

(sairurah). Setiap penafsiran merupakan anak zamannya yang 

memiliki muatan historisitas yang perlu dipertimbangkan kembali 

untuk didaur ulang atau bahkan ditanggalkan sama sekali. 

Sehingga, dapat dibedakan antara esensi Islam dengan muatan 

historisitas yang turut andil mewarnai dan membentuk produk 

penafsiran  dengan  nuansa  sosio  kultural  tertentu  yang 

sektarian.147 

 
4. Metode Interpretasi 

 

Konsekuensi  logis  dari  diferensiasi  istilah  al-kitab  wa  al-qur'an 

atau kitab al-risalah dan kitab al-nubuwwah adalah diterapkannya 

secara ketat kedua metode interpretasi, yakni metode ijtihad yang 

digunakan untuk memahami ayat-ayat muhkamat (kitab al-risalah) 

dan  metode  hermeneutika  takwil  yang  digunakan  untuk 

memahami ayat-ayat mutasyabihat (kitab al-nubuwwah). 

Diferensiasi pembacaan terhadap keduanya merupakan hal yang 

mesti dilakukan dan tidak bisa ditawar lagi. 
 

 
 
 

144Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 293-294. 
145Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 297-298. 

 

146Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 299. 
 

147Abdullahi Ahmed al-Na‘im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, 
Human Right, and International Law, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan 
Amiruddin ar-Rany dengan judul Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak 
Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam h. 45. 
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a) Ijtihad dengan Pendekatan Teori Limit 
 

Secara harfiah, term ijtihad berasal dari kata jahada yang berarti 

usaha  keras  dan  gigih.  Sedangkan  secara  terminologi,  ijtihad 

berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk 

menemukan jawaban atas problem, ketika al-Qur'an dan sunnah 

diam tidak memberikan jawaban.148 
 

Syahrur memang tidak secara tegas memberikan definisi dan 

penjelasan   tentang   apa   yang   dimaksud   dengan   ijtihad.   Hal 

tersebut   boleh   jadi   karena   istilah   tersebut   dianggap   sudah 

populer. Akan tetapi, pada aspek aplikasinya terlihat bahwa ijtihad 

dengan  pendekatan  teori  batas  (limit  theory)  adalah  sebuah 
metode untuk memahami ayat-ayat hukum muhkamat (al-risalah) 

sesuai  dengan  konteks  sosio-historis  masyarakat  kontemporer 

agar   ajaran   al-Qur'an   senantiasa   relevan   dan   kontekstual 

sepanjang masih dalam wilayah batas hukum (hududullah). 
 

Teori limit tersebut mempunyai kontribusi yang signifikan bagi 

perkembangan metodologi interpretasi al-Qur'an, khususnya yang 

terkait dengan ayat-ayat hukum. Di antara kontribusi tersebut 

adalah: pertama, dengan teori limit, ayat-ayat hukum yang selama 

ini   dianggap   sudah   final   dan   pasti   tanpa   ada   alternatif 

pemahaman  lain  (qat‘iy  al-dalalah),  ternyata  memiliki 

kemungkinan untuk diinterpretasikan secara baru dan Syahrur 

mampu menjelaskannya secara metodologis dan 

mengaplikasikannya dalam penafsiran, melalui pendekatan 

matematis   (al-mafhum   al-riyadi);   kedua,   dengan   teori   limit, 

seorang interpreter akan mampu menjaga sakralitas teks, tanpa 

harus  kehilangan  kreativitasnya  dalam  melakukan ijithad  untuk 

membuka kemungkinan interpretasi, sepanjang masih berada 

dalam wilayah batas hukum Tuhan.149 
 

Bagi Syahrur, konsep ijtihad hanya berlaku dalam persoalan 

hukum yang telah disebutkan dalam teks al-Qur'an, yang di 

dalamnya memuat hududullah (batas-batas hukum). Ijtihad tidak 

berlaku  pada  ayat-ayat  yang  berisi  tentang  al-sya‘air  (ibadah 

ritual), mengingat hal itu bersifat ta‘abbudi sehingga penerapan 

ijithad dalam masalah tersebut justru merupakan bid‘ah. Dengan 

demikian, hal-hal yang sifatnya ritual cukup diterima begitu saja 

sebagai   sebuah   doktrin.   Demikian   pula   Syahrurberpendapat 
 

 
148Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 186. 

 

149Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 187. 
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bahwa ijtihad tidak berlaku pada ayat-ayat yang berisi panduan 

akhlak (moral), seperti masalah larangan berdusta (kizb), hipokrit 

(nifaq), dan mengadu domba (namimah), sebab semua itu secara 

moral tentu tidak disukai dan telah diharamkan al-Qur'an sehingga 

tidak masuk dalam wilayah ijtihad. 
 

Konsep   risalah   mempunyai   karakter   fleksibilitas   dalam 

bingkai  hududullah  (batas-batas  hukum  Tuhan).  Sebuah 

paradigma yang memberikan ruang gerak yang dinamis, kreatif, 

dan dialektis di mana penetapan hukum tetap berada dalam wilayah   

antara   batas   minimal   (al-hadd   al-adna)   dan   batas maksimal 

(al-hadd al-a‘la). Kebebasan ruang ijtihad digambarkan dengan  
permainan  sepak  bola,  di  mana  para  pemain  dapat bermain   

bebas   selagi   dalam   batas-batas   waktu   dan   batas lapangan 

yang telah ditentukan.150 
 

Menurut Syahrur, kelebihan  risalah Islam adalah karena di 

dalamnya terkandung dua aspek gerakan, yakni gerakan konstan 

(istiqamah) dan gerakan dinamis (hanifiyyah).151  Kedua hal inilah 

yang menjadikan ajaran Islam menjadi fleksibel. Namun, fleksibilitas  

tersebut  berada  dalam  bingkai  hududullah  (batas- batas hukum 

Tuhan). Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidaklah bersifat 

‘ainiyyah-haddiyah, yakni konkrit-operasional sebagaimana dalam 

risalah  para nabi sebelumnya,  akan  tetapi bersifat hududiyyah 

yang masih menyisakan ruang ijtihad di dalamnya.152 
 

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara istilah haddiyah 

dengan   hududiyyah.   Hukum-hukum   haddiyyah   bersifat  statis, 

tanpa alternatif, sedangkan hududiyyah bersifat dinamis dan 
memungkinkan adanya alternatif lain dalam interpretasi. Hudud 

dalam pandangan Syahrur tidak hanya berkaitan dengan ancaman 

hukuman,  tetapi  kebebasan  bertindak  sesuai  dengan  batasan 

yang ditetapkan Tuhan. Hududullah lebih dipahami sebagai 

lingkaran atau batas-batas Tuhan yang menempatkan manusia 

untuk   bertindak   dan   berijtihad.   Tidak   heran   jika   sebagian 
 
 
 
 

150Muhammad Syahrur, Nahw Usul jadid li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar‘ah "al-  
Wasiah, al-Irs, al-Qawamah, al-Ta‘addudiah, al-Libas", h. 143-144, Abdul Mustaqim, 
Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 187-188. 

 

151Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 447. 
 

152Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 445-446. 
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pengkritik Syahrur menyatakan bahwa dia terpengaruh pemikiran 

Muktazilah.153 
 

Kerangka analisis teori hudud Syahrur dibangun atas dasar 

pemahaman terhadap dua karakter utama ajaran Islam, yakni 

dimensi istiqamah (gerak konstan) dan dimensi hanifiyyah (gerak 

dinamis). Kedua karakter tersebut senantiasa berdialektika (al- 

harakah al-jadaliyyah). Dengan demikian Islam akan senantiasa 

aktual seiring dengan perkembangan problem yang dihadapi umat 

manusia.154 
 

Kedua karakter ajaran Islam tersebut bersumber dari al- Qur'an. 

istilah istiqamah yang diderivasikan dari q-w-m yang secara bahasa,  
antara  lain,  berarti  al-intisab  aw  al-‘azm  (lurus,  kuat, tegak, atau 

kokoh) dipahami dari beberapa ayat al-Qur'an: QS. al- Fatihah/1: 6; 

al-An‘am/6: 153 dan 161; al-Saffat/37: 118. Sedangkan istilah 

hanifiyyah berasal dari akar kata h-n-f yang secara etimologi berarti 

al-mail wa al-inhiraf (condong dan menyimpang),   diambil   dari   

beberapa   ayat   al-Qur'an:   QS.   al- An‘am/6 : 79 dan 161; al-

Rum/30: 30; al-Bayyinah/ 98: 5;   al- Hajj/22: 31; al-Nisa'/4; 125; 

Yunus/10: 105; al-Nahl/ 16:120 dan 23; dan Ali Imran/3: 67 dan 

95. 
 

Dengan menginventarisasi ayat-ayat tersebut, Syahrur 

menyimpulkan bahwa hanifiyyah merupakan "derivasi" atau 

"penyimpangan" dari sesuatu yang lurus (linier). Sedangkan 

istiqamah bermakna sesuatu yang lurus mengikuti jalan linier. 

Menurutnya, kedua sifat tersebut merupakan satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan dan bahkan menyatu menjadi kekuatan 

agama Islam.155 
 

Menurut Syahrur, kata hanif dalam ayat tersebut tidaklah 

bermakna "lurus". Akan tetapi, bermakna tagayyur (dinamis dan 
elastis). Kedua karakter tersebut (istiqamah dan hanifiyyah) 

merupakan basis tegaknya sepanjang masa karena Islam 

merupakan agama fitrah yang memiliki sifat hanif (dinamis-elastis) 

sehingga akan selaras dengan fitrah manusia dan hukum alam. 
 

 
 
 
 

153Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 195. 
 

154Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 445-446. 
 

155Muhammad  , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 447-448. Lihat 
juga, Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 196. 
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Aspek istiqamah ajaran Islam merupakan hududullah (batas- 

batas hukum Tuhan), sehingga gerak dinamis (aspek hanifiyyah) 

yang dipresentasikan oleh putaran zaman dan ruang akan tetap 

berada dalam koridor hukum Tuhan. Dalam hal ini, manusia 

bergerak dalam ruang hanifiyyah, namun tetap berada dalam 

batasan istiqamah. Jika hal tersebut ditarik ke dalam ranah hukum 

Islam maka hanifiyyah berarti gerak dinamis mengikuti 

perkembangan dan perubahan ruang dan waktu, dan hanifiyyah 

(gerak  dinamis)  tersebut  senantiasa  tunduk  di  bawah  aturan 

hukum yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.156 

 
b) Hermeneutika Takwil dengan Pendekatan Saintifik 

 

Hermeneutika takwil yang diajukan Syahrur merupakan langkah 

prosedural  hermeneutis  dalam  pembacaan  al-qur'an.  takwil  - 

dalam pandangan Syahrur- merupakan derivasi dari kata awala yang 

dalam bahasa arab mengandung pengertian dua hal yang saling  

berseberangan  dan  berkebalikan  (af‘al  al-addad)  seperti yang 

terdapat pada QS. al-Hadid/57:3. Selain itu, takwil juga dapat 

bermakna "berakhir/akhir" dari suatu perkara. Ketika dikatakan 

misalnya, "inna al-sariqah tuawwal hbi sahibiha ila al-sijn" maka 

makna yang dimaksud adalah "tindak pencurian itu "pada akhirnya" 

mengantarkan pelakunya ke penjara. 
 

Takwil secara terminologi, Syahrur mengartikannya dengan 

"menjadikan ayat menemui akhir pemaknaan”, baik berupa hukum 

teoretis-logis atau realitas objektif secara langsung yang dapat 

ditangkap secara indrawi. Dalam pengertian lain, ayat-ayat 

mutasyabihat yang berisi informasi mengenai teori-teori ilmu 

pengetahuan yang tadinya masih merupakan kebenaran teoretis 

rasional atau berupa realitas objektif di luar kesadaran manusia 

akan berubah menjadi sebuah teori (qanun) yang sesuai dengan 

akal  dan  realitas  empiris  setelah  dilakukan  pentakwilan 

atasnya.157    Metode  takwil  yang  diajukan  Syahrurdalam 
pembacaan ayat-ayat mutasyabihat (kitab al-nubuwwah) 

dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran informasi teoretis al- 
 

 
 

156Muhammad  , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 449-450. Lihat 
juga, Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 196-197. 

 

157Muhammad  , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 194. Lihat juga, 
Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 211. Lihat juga Imro'atul 
Mufidah, Imro'atul Mufidah, Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Syahrur dalam 
Kurdi, dkk, Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis, h. 305. 
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qur'an agar sesuai dengan realitas empiris ilmu pengetahuan. Takwil 

tersebut merupakan upaya harmonisasi sifat absolut ayat- ayat al-

qur'an dengan pemahaman relatif interpreter (subut al-nas wa 

harakah al-muhtawa).158 
 

Definisi yang dikemukakan Syahrur tersebut sangat jelas 

terlihat dipengaruhi pandangan positivisme logis demikian halnya 

dengan   empirisisme   dengan   kecenderungannya   pada   dunia 

realitas dan indrawi dalam pembacaan al-qur'an dan khususnya 

ayat-ayat mutasyabih.159 Hal tersebut berangkat dari asumsi dasar 

yang dipegangi oleh Syahrurberkaitan dengan metode takwil. 

Pertama, revelation does not contradict with reason (wahyu tidak 
bertentangan dengan akal); dan kedua, revelation does not 

contradict reality (wahyu tidak bertentangan dengan realitas)160. 

Oleh karena itu, Syahrur menyerukan agar al-Qur'an senantiasa 

dibaca  dan  dipahami  bukan  melalui  prisma abad  yurisprudensi 

(klasik) melainkan "seolah-olah al-Qur'an baru saja diturunkan dan 

Nabi Muhammad baru saja menyampaikannya".161 Hal ini 

dimaksudkan sebagai ketidakterbatasan pemahaman terhadap al- 

Qur'an yang mengandung karakter relativitas sejarah (sairurah) yang 

tentu akan berbeda pada setiap masyarakat yang telah mengalami 

"kondisi menjadi" (shairurah).162 Berbeda dengan Fazlurrahman dan 

Bint al-Syati yang berusaha menangkap original meaning dari suatu 

ayat, Syahrurberpandangan bahwa al-Qur'an akan menemukan 

maknanya dalam konteks. Adapun konteks di mana teks tersebut 

berbicara tentangnya, maka hal tersebut lebih kepada sebuah 

kontekstualisasi. Bagi Syahrur, kehidupan Nabi Muhammad saw. 

adalah sebuah variasi pertama dari penafsiran al-Qur'an, bukan 

satu-satunya dan juga yang terakhir. 
 

Otoritas Nabi Muhammad saw. hanya sebagai penerima dan 

penyampai yang berperan sebagai teladan dalam kehidupan ril, 

akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa penafsiran Nabi 

Muhammad saw. tidak bersifat lokal karena interpretasi tersebut 
 

 
 

158Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 211. 
 

159Imro'atul Mufidah, Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad   dalam Kurdi, dkk, 
Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis, h. 305-306. 

 

160Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 194. 
 

161Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 44. 
 

162Imro'atul  Mufidah,  Hermeneutika  Al-Qur'an  Muhammad  Syahrur  dalam 
Kurdi, dkk, Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis, h. 306. 
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merupakan respon terhadap konteks yang menyelimuti. Dari sini 

terlihat Syahrursearah dengan pandangan Gadamer yang lebih 

menekankan pentingnya signifikansi atau kontekstualisasi sebuah 

teks dalam kehidupan masa kini.163 
 

Berangkat dari hal tersebut, menurut Syahrur, takwil harus 

seiring dengan laju perkembangan nalar manusia. Hal itu 

berdasarkan pada asumsi bahwa teks al-Qur’an bersifat tetap, 

sementara pemahaman terhadap kandungannya bersifat dinamis 

(hsairurah-on  going  process).164 Dalam hal  ini, 

Syahrurmembedakan  dua  macam  takwil,  yakni:  ta'wil  hissi  dan 

ta'wil nadari. 
 

1. Ta'wil  hissi  (indrawi/empiris),  yakni  takwil  al-qur'an  yang 

sesuai dengan realitas objektif. Pada point ini, tugas 
interpreter adalah menyinkronkan sebuah pembacaan 

terhadap ayat-ayat al-qur'an dengan realitas empirik. Hal ini 

sejalan  dengan  penjelasan  QS.  al-An‘am/6:  67:  li  kulli 

naba'in mustaqarr wa sawfa ta‘lamun (untuk tiap-tiap berita 

yang dibawa oleh rasul-rasul ada waktu terjadinya dan kelak 

engkau akan mengetahuinya).165 Dengan demikian, ta'wil hissi 

tersebut bersifat induktif-empiris, yakni berangkat dari realitas 

menuju teks. 
 

2. Ta'wil nazari (teoretis), yaitu takwil yang dilakukan dengan 

melakukan peneltian (istiqra') dan penyimpulan (istintaj) 

dengan merumuskan teori-teori filsafat dan teori-teori ilmiah 

dari ayat al-qur'an. Sebagaimana uraian QS. Fushsilat/41: 

53: sanurihim ayatina fi al-afaq … (kami akan memperlihatkan 

kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di setiap 

penjuru …).166  Model takwil ini bersifat deduktif, yakni 

berangkat dari teks menuju realitas. Kecenderungan 

penafsiran seperti ini yang oleh J.J.G Jansen 

- sebagaimana dikutip Abdul Mustaqim - disebut sebagai tafsir  

ilmiah  (scientific  exegesi),  suatu  penafsiran  yang 
 

 
 
 
 

163Imro'atul  Mufidah,  Hermeneutika  Al-Qur'an  Muhammad  Syahrur  dalam 

Kurdi, dkk, Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis, h. 309-310. 
 

164Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 212-213. 
 

165Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 193. 
 

166Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 193. 
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berusaha melakukan pembuktian bahwa teori sains modern 

tidak bertentangan dengan al-Qur'an.167 

 
D. Posisi    Pemikiran    Syahrur    dalam    Wacana    Hermeneutika 

Kontemporer 
 

Untuk menentukan di mana posisi pemikiran seorang tokoh, hal 

itu   tentu   saja   sangat   tergantung   pada   kategorisasi   yang 

digunakan. Dalam hal ini, Fazlurrahman membuat empat kategori 

pemikiran yang lahir di dunia Islam pada abad ke XVII hingga abad 

ke XIX M. Kategorisasi yang dibuatnya tentu saja dapat digunakan 

untuk melacak dan menentukan di mana posisi pemikiran seorang 

tokoh. Kategorisasi pemikiran tersebut adalah: 
 

Pertama, revivalisme pra-modernis (fundamentalisme). Aliran 

pemikiran ini memiliki ciri-ciri, antara lain: memiliki keprihatinan 
yang  tinggi  terhadap  degenerasi  sosio-moral  umat  Islam  dan 

usaha  untuk  mengubahnya,  himbauan  untuk  kembali  kepada 

Islam sejati, meninggalkan predeterministik, serta perlunya 

pembaruan dan jihad dengan kekuatan senjata. Aliran ini cenderung 

kontra terhadap Barat. 
 

Kedua, modernisme klasik. Aliran pemikiran ini memiliki ciri- 

ciri antara lain: menganjurkan perlunya perluasan ijitihad dan juga 

pentingnya menyerap pranata-pranata Barat dengan tradisi Islam 

dengan bertolak pada al-Qur'an dan sunnah. Modernisme klasik 

tersebut cenderung pro terhadap Barat dan bersifat apologetik. 

Ketiga, neo revivalisme, salah satu cirinya adalah keinginan untuk 

membedakan antara Islam dengan Barat. Akan tetapi, aliran ini tidak 

mampu mengembangkan metodologi. Keempat, neo- modernisme.  

Aliran  pemikiran  ini  cenderung  mengembangkan sikap kritis 

terhadap Barat dan juga terhadap warisan keilmuan Islam.168 
 

Peta perkembangan hermeneutika lainnya adalah klasifikasi 

berdasarkan  perspektif  the  history  of  idea  of  Qur'anic 

interpretation yang memetakan perkembangan hermeneutika al- 
Qur'an menjadi tiga. Peta perkembangan hermeneutika tersebut 

adalah: 
 

 
 
 
 

167Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 214. 
 

168Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 108-109. 
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Pertama, hermeneutika era formatif dengan nalar quasi-kritis. 

Periode ini bermula pada zaman Nabi Muhammad hingga kurang 

lebih abad kedua hijriah. Nalar quasi-kritis tersebut adalah corak 

berfikir yang kurang mengapresiasi dan memaksimalkan 

penggunaan rasio (ra'yu) dalam proses interpretasi al-Qur'an dan 

juga belum mengemukanya budaya kritisme. 
 

Pada  era  nalar quasi-kritis  antara  lain ditandai dengan  (1) 

penggunaan simbol-simbol tokoh untuk mengatasi persoalan. Dalam 

konteks ini, simbol tokoh seperti Nabi, para sahabat, dan bahkan 

para tabiin cenderung dijadikan sebagai rujukan utama dalam 

penafsiran al-Qur'an. Standar kebenaran dan diterimanya sebuah 
produk interpretasi juga ditentukan oleh ketokohan sang 

interpreter;(2) kurangnya sifat kritis dalam menerima sebuah produk  

interpretasi  serta menghindari  hal  yang  konkret-realistis dan   

lebih   cenderung   berpegang   pada   hal-hal   yang   sifatnya abstrak-

metafisis. Al-Qur'an cenderung diposisikan sebagai subjek, 

sedangkan realitas dan sang interpreter diposisikan sebagai objek. 

Posisi teks menjadi sangat sentral sehingga model berfikir deduktif 

lebih  mengemuka  daripada  model  berfikir  induktif.  Oleh 

karenanya, tidak mengherankan jika pada era tersebut didominasi 

oleh model tafsir bi al-riwayah, sedangkan tafsir bi al-ra'yi yang 

bernuansa logis cenderung dihindari dan bahkan dicurigai. 
 

Dengan demikian, nalar quasi-kritis cenderung menggunakan 

otoritas dan ketokohan Nabi, para sahabat, dan juga tabiin. Validitas 

sebuah interpretasi diukur berdasarkan ketokohan, dengan  

pertimbangan  bahwa  mereka  dianggap  sebagai  orang yang secara 

otoritatif lebih dekat dengan "pengarang" teks, Tuhan.169 Oleh 

karena itu, sangat wajar jika Nasr Hamid Abu Zayd menyebut 

peradaban Arab sebagai peradaban teks (hadarah al- nas) karena 

lebih cenderung menggunakan "nalar langit" (deduktif) daripada 

"nalar bumi" (induktif).170 
 

Namun, ungkapan Nasr Hamid bahwa peradaban Arab-Islam 

adalah peradaban teks bukan berarti bahwa teks sebagai satu- 

satunya sumber bangunan peradaban, karena teks apapun 

bentuknya  tidak  merancang  bangun  peradaban  dan segala  hal 

yang terkait dengan pengetahuan dan peradaban. Dengan 

demikian,   Rancang-bangun   peradaban   lebih   kepada   sebuah 
 
 

169Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 34-36. 
 

170Nasr Hamid Abu Zayd, Mafhum al-Nas (Cet. VI; Beirut: al-Markaz al-Saqafi al- 
‘Arabi, 2005), h. 9. 
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akumulasi dari hasil perhelatan interaksi manusia dengan realitas 

pada satu sisi, dan hasil interaksi manusia dengan teks pada sisi 

lain.171 
 

Kedua, hermeneutika era afirmatif yang berbasis pada nalar 

ideologis. Pasca era formatif, perkembangan hermeneutika al- 

Qur'an memasuki era afirmatif yang berbasis pada nalar ideologis. 

Era formatif ini terjadi pada abad pertengahan ketika produk 

interpretasi lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik, 

mazhab, atau ideologi keilmuan tertentu sehingga al-Qur'an 

diperlakukan sebagai kendaraan dan legitimasi bagi kepentingan 

tersebut.172 
 

Pada era  ini,  produk  pembacaan  pada  umumnya  dibingkai 

dengan "bingkai ideologi" tertentu dan berpihak pada penguasa. 
Demikian halnya klaim kufur terhadap para penafsir yang berbeda 

dengan ideologi mazhabnya juga mewarnai era terserbut. Terkait hal 

tersebut, Abu al-Hasan al-Wahidi pernah mengomentari karya Abu 

‘Abdurrahman al-Sullami (412 H) yang bertajuk "Haqaiq al- tafsir" 

dengan mengatakan bahwa apabila ia berkeyakinan bahwa kitabnya 

merupakan tafsir maka ia benar-benar telah kufur.173 
 

Era afirmatif yang berbasis nalar ideologis tersebut sangat 

kental dengan fanatisme berlebihan terhadap golongan dan 

mengakibatkan   maraknya   sikap   taklid   buta   dan   sektarian. 

Pendapat tokoh besar suatu kelompok seringkali menjadi pijakan 

dalam pembacaan teks al-Qur'an yang seolah tidak pernah salah 

bahkan diposisikan setara dengan posisi teks itu sendiri. Al-Karkhi, 

salah seorang pendukung mazhab Hanafi mengajukan sebuah 

statemen "kullu ayah aw al-hadis yukhalifu ma 'alaihi ashabuna 

fahuwa muawwal aw mansukh" (setiap ayat atau hadis yang 

berseberangan   dengan   pendapat   mazhab   kami  maka   harus 

ditakwil atau di-nasakh (dianulir). 
 

Pernyataan  menjadi  bukti  kuat  maraknya  sakralisasi 
pemikiran keagamaan. Implikasinya adalah standar kebenaran 

sebuah pembacaan tergantung pada siapa penguasanya. Produk 

interpretasi  akan  bertahan  lama  jika  didukung  oleh  penguasa. 
 

 
171‘Ali Syu'aibi dan Gils Kibil, Meluruskan Radikalisme Islam, terj. Muhtarom 

(Cet. II; t.t.p: Duta Aksara Mulia, 2010), h. 288. 
 

172Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 45-47. 
 

173Muhammad Husayn al-Zahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirun, jilid II (Cet. VIII; 
Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), h. 286. 
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Sebaliknya ia akan tergusur dan ditinggalkan jika tidak mendapat 

restu penguasa.174 
 

Ketiga, hermeneutika era reformatif dengan nalar kritis. Pada 

fase ini, pembacaan al-Qur'an berbasis pada nalar kritis dan 

bertujuan transformatif. Era ini dimulai dengan munculnya tokoh- 

tokoh Islam seperti Sayyid Ahmad khan dengan karyanya Tafhim 

al-Qur'an dan Muhammad Abduh dengan karya tafsirnya al-Manar 

yang melakukan kritik terhadap produk pembacaan sarjana klasik 

Islam yang dianggap sudah tidak relevan dengan konteks kekinian 

dan tidak mampu menjawab tuntutan zaman. Gerakan tersebut 

kemudian dilanjutkan oleh sarjana kontemporer Islam seperti 
Fazlurrahman, Syahrur, Muhammad Arkoun, dan Hasan Hanafi. 

Mereka cenderung melepaskan diri dari kungkungan mazhab dan 

sebagian   mereka   telah   memanfaatkan   perangkat   keilmuan 

modern. Di era reformatif tersebut, posisi al-Qur'an (text), realitas 

(context), dan penafsir (interpreter) bergerak sirkular secara triadik 

dan dinamis. Diktum yang dianut adalah "al-Qur'an syai'un wa al- 

tafsir syai'un akhar) karena antara author, teks, dan interpreter 

terdapat jarak yang memisahkan.175 
 

Model pemetaan pemikiran Islam lainnya, yakni: pertama, aliran 

tradisional. Aliran pemikiran ini cenderung menggunakan paradigma 

post oriented dan bernuansa tekstualis-literalis dalam memberikan 

pembacaan al-Qur'an. Kedua, aliran modern-sekular. Aliran ini 

cenderung "membeo" terhadap Barat, menghendaki adanya 

pemisahan antara agama dan negara, dan menganggap 

sekularisme sebagai alternatif peradaban. Ketiga, aliran reformis- 

moderat.  Aliran  ini  mencoba  menemukan  sintesa-kreatif  dari 

kedua aliran sebelumnya dengan menggunakan paradigma future 

oriented.  Aliran  ini  menganggap  bahwa  Islam  adalah  agama 
holistik-universal-komprehensif-integral   yang   senantiasa   aktual 

dan kontekstual. 
 

Posisi  pemikiran  Syahrur dalam  diskursus  pemikiran  Islam 

juga tidak dapat dipisahkan dari konstelasi pemikiran Islam Arab 

kontemporer secara umum. Sebagaimana Hasan Hanafi, 

Muhammad  ‘Imarah,  menurut  Syahrur,  pemikiran  Arab 

kontemporer dapat dipetakan menjadi tiga varian.176 
 

 
 

174Muhammad Husayn al-Zahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirun, jilid II, h. 49-50. 
 

175Muhammad Husayn al-Zahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirun, jilid II, h. 51-53. 
 

176Muhammad Husayn al-Zahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirun, jilid II, h. 109-111. 
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Pertama, aliran tradisional-konservatif atau literalis- 

skripturalis.  Ciri  yang  menonjol  dari  aliran  ini  adalah  bertumpu 

pada warisan pemikiran masa lalu (turas) secara literal dan 

berusaha melakukan purifikasi. Slogan yang diperpegangi adalah 

kembali kepada ajaran dasar dan manhaj para ulama salaf, yaitu 

mereka yang hidup dalam tiga generasi awal: para sahabat, tabi'in, 

dan tabi' tabi'in.177 
 

Aliran tersebut meyakini bahwa apa yang baik di masa Nabi 

Muhammad (Abad VII M) juga baik dan berlaku bagi generasi di 

setiap konteks ruang dan waktu. Dengan kata lain, aliran tersebut 

mengabaikan konteks ruang dan waktu, memenggal bentang 
sejarah,  dan  bahkan  mengkerdilkan  akal.  Dalam  konteks  ini, 

produk pemikiran abad ke dua puluh atau di periode apapun harus 

tunduk terhadap produk generasi salaf. Dengan demikian aliran 

tersebut berusaha menemukan eksistensinya di ruang hampa 

bukan dalam realitas sesungguhnya.178 
 

Ciri  lain  yang  menonjol  dari  aliran  tradisional-konservatif 

adalah bahwa argumentasi yang dibangun harus bersumber dari 

teks   al-Qur'an   dan   hadis.   Sehingga   aliran   tersebut   dijuluki 

nassiyyun (kaum tekstualis) yang identik dengan corak berfikir 

statis.179 Berfikir demikian lebih bersifat deduktif, bayani, dan lebih 

bercorak nalar langit. Rasio hanya berfungsi sebagai pendukung 

saja. Oleh karena itu, Muhammad ‘Abid al-Jabiri mengklaim bahwa 

nalar arab adalah nalar bayani. Upaya rasionalisasi yang dilakukan 

hanya sebagai legitimasi (al-burhan li nusrah al-bayan).180 
 

Pada tataran politik, teori politik mereka didasarkan atas 

konsep khilafah dan imamah. Mereka menolak sistem parlemen 

dalam pemilihan umum karena hal tersebut merupakan bagian 

dari praktek bid‘ah.181  Dengan demikian, jalan satusatunya untuk 
 

 
177Mustafa Hilmi, al-Salafiyyah baina al-‘Aqidah al-Islamiyyah wa al-Falsafat al-  

Garbiyyah (Cet. II; Alexandria: Dar al-Da‘wah, 1991), h. 3. 
 

178Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 34. 
 

179Mustafa Hilmi, al-Salafiyyah baina al-‘Aqidah al-Islamiyyah wa al-Falsafat al-  
Garbiyyah, h. 58, 63, 70. 

 

180Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 111-112. 
 

181Bid‘ah dalam pandangan aliran tersebut adalah praktek yang bertentangan 
dengan  aturan-aturan  agama,  mengabaikan  sunnah,  dan  cenderung  mengikuti 
logika, serta tidak mengikuti metode yang diwariskan generasi awal Islam.  Abdul 
Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 68. 
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memahami  Islam  adalah  dengan  berpedoman  kepada  manhaj 

ulama salaf.182 
 

Kedua,  aliran  progresif.  Aliran  ini  menyerukan  sekularisme 

dan modernisme, dan menolak secara utuh warisan Islam, termasuk 

al-Qur'an sebagai bagian dari tradisi yang diwarisi yang dinilai hanya 

sebagai "candu" bagi pendapat umum. Karakteristik lain yang 

menonjol dari aliran ini adalah sikapnya yang "membeo" (taklid) 

terhadap Barat. Menurut mereka, kemajuan Barat dikarenakan 

mereka menggantikan kekuasan agama dengan rasio.183  Oleh 

karenanya, jika umat Islam tidak ingin ketinggalan zaman maka hal 

serupa juga harus diterapkan di dunia Islam. 
 

Aliran tersebut menginginkan suatu negara sekular yang 

memonopoli kebenaran dan menghalangi ekspresi apa pun 
mengenai pluralisme. Aliran tersebut menilai bahwa agama tidak 

memiliki konsep kenegaraan. Bagi mereka, Islam adalah konsep 

masa lampau yang sudah usang. Oleh karenanya, sekularisme 

adalah alternatif peradaban.184Ketiga, aliran-reformis moderat. 

Aliran ini merupakan sintesa-kreatif dari dua aliran sebelumnya yang 

saling berseberangan secara diametral. Jika aliran pertama 

(tradisionalis-konservatif) cenderung anti kemodernan dan bersifat 

tekstualis-literalis, sementara aliran kedua (progresif) cenderung 

sekuler dan kebarat-baratan maka tidak demikian halnya dengan 

aliran  reformis-moderat.  Aliran  ini  justru  mengajak  umat  Islam 

untuk kembali kepada al-Qur'an, dan menerima modernitas sejauh 

ia   membawa   kemaslahatan   bagi   umat.   Adapun   jalan   yang 

ditempuh untuk kembali kepada al-Qur'an -menurut aliran ketiga 

ini adalah dengan membaca al-Qur'an secara kontekstual dan 

berorientasi ke masa depan.185 
 

Peta  pemikiran  Islam  lainnya  adalah  pemetaan  pemikiran 

Islam ke dalam dua varian. varian pertama adalah post 

tradisionalisme-Islam liberal yang melancarkan kritikan terhadap 

asumsi dasar dan kepercayaan kaum tradisionalis tentang sejarah 
 

 
 

182Mustafa Hilmi, al-Salafiyyah baina al-‘Aqidah al-Islamiyyah wa al-Falsafat al-  
Garbiyyah, h. 49. 

 

183Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 68. Lihat juga 
Muhammad ‘Imarah, al-Daulah al-Islamiyyah Baina al-‘Ilmaniyyah wa al-Sultah al-  
Diniyyah (Cet. II; Kairo: Dar al-Syuruq, 2007), h. 32. 

 

184Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 112-113. 
 

185Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 113. 
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dan turats yang telah diterima secara turun temurun. Mereka ingin 

menghembuskan pencerahan kepada kaum muslim yang masih 

berselimut mitos dan dogma agar dapat melihat dunia nyata dengan 

meninjau kembali masa lalu mereka dan melakukan kritik sedapat 

mungkin terhadap turats. 
 

Menurutnya, dimensi-dimensi tradisional yang beku dan kaku 

hanya dapat dilenturkan dengan upaya dekonstruksi kemapanan. 

Hal tersebut dilakukan melalui "penusukan langsung" terhadap 

entitas religius secara keseluruhan, terutama tentang kitab suci 

sebagai   sumber   sistematisasi   kepercayaan.   Konsekuensinya 

adalah munculnya benturan-benturan antara kepercayaan baku 
yang telah diyakini oleh kaum ortodoks Islam dengan pemikiran yang 

mereka gagas. Di antara kepercayaan yang tergugat adalah 

transedentalisme  Islam  di  hadapan  historisitas  Islam, 

eksklusivisme  Islam  dengan  Inklusivisme  Islam,  sakralitas  al- 

Qur'an dengan ke-profan-an al-Qur'an (interpretasi atas al-Qur'an). 

Meskipun demikian, kelompok ini masih mempertahankan "iman" 

mereka terhadap Islam dalam kaitan sentimen primordial mereka 

yang masih kuat, terutama sikapnya terhadap Barat. 
 

Varian kedua adalah adaptivisme, mereka yang lebih 

menekankan pada penyesuaian interpretasi ajaran Islam dan al- 

Qur'an dengan perkembangan zaman seraya tetap 

mempertahankan  kepercayaan  dasar  sebagaimana  yang 

dipercaya oleh kelompok-kelompok ortodoks. Kelompok 

adavtivisme dalam hal ini berpatokan pada otoritas pembaca serta 

mempertahankan keaslian, scriptualisme.186 
 

Jika kategorisasi pertama yang digunakan maka posisi 

pemikiran  Syahrurtentu  saja  masuk  kategori  pemikiran 

modernisme klasik. Sebab, jika kita mencermati karya-karya 
Syahrurmaka akan sangat tampak sikap kritis terhadap terhadap 

produk interpretasi sarjana Islam tradisional-klasik dan warisan 

keilmuan  Islam.187   Sementara  itu,  jika  pemikiran 

Syahrurdiposisikan dengan menggunakan kategori perkembangan 

hermeneutika, maka pemikiran Syahrurmasuk kategori pemikiran 

reformatif dengan nalar kritis, sebab Syahrurmencoba melakukan 

kritisisme terhadap warisan dan interpretasi sarjana Islam 

tradisional-klasik     dan     sekaligus     menawarkan     pembacaan 
 
 

186Munzir Hitami, Pengantar Studi Al-Qur'an "Teori dan Pendekatan" (Cet. I; 
Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 151-152. 

 

187Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 33-34. 
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reformatif terhadap kelemahan dan kekurangan metodologi 

interpretasi yang ada selama ini. Menurutnya, menempatkan produk 

sarjana Islam klasik pada wilayah absolut dan sakral akan 

menghalangi dan menimbun gagasan original Islam hingga 

menjadikannya membatu dan tidak mampu memberikan solusi 

terhadap problem dunia modern.188 
 

Kategori pemikiran Islam yang selanjutnya menempatkan 

Syahrursebagai tokoh pemikir reformis-moderat. Sebab, 

Syahrurberusaha mencari sintesa-kreatif dari metodologi yang 

dikembangkan oleh Barat dengan tanpa kehilangan sikap kritisnya 

terhadap Barat, dan keyakinannya bahwa al-Qur'an yang merupakan 
dasar Islam senantiasa aktual dan kontekstual sepanjang 

perjalanan zaman.189 
 

Sementara  berdasarkan  kategori  berikutnya, Syahrur 

mengakui bahwa dirinya adalah seorang reformis-moderat. 

Menurutnya, kembali kepada al-Qur'an artinya menjadikan al- Qur'an 

sebagai basic moral-teologis dalam menyelesaikan problem 

kehidupan  umat  manusia  dengan  melakukan  pembacaan  atas 

teks al-Qur'an dengan menggunakan paradigma kontemporer. Hal 

tesebut berarti bahwa pembacaan terhadap al-Qur'an harus 

dilakukan dengan mempertimbangkan konteks kekinian. 

Syahrurberpendapat bahwa produk pemikiran harus mampu 

menjadi basis transformasi dan solusi bagi problem sosial- 

keagamaan masyarakat kontemporer.190 
 

Syahrur melontarkan kritikan terhadap pandangan atau cara 

berfikir tradisionalis-konservatif dan progresif-sekularis. Ia 

melontarkan kritikan terhadap aliran tradisionalis-konservatif, 

tekstualis-literalis yang telah melakukan beberapa kekeliruan, di 

antaranya: pertama, karena mereka telah mereduksi pesan Islam 
yang holistikuniversal menjadi pemahaman yang bersifat lokal- 

temporal. Kedua, melakukakn sakralisasi pemikiran dengan 

mengultuskan warisan penafsiran masa lalu (turats), padahal hal 

interpretasi tersebut merupakan respon sang interpreter belaka. 

Dengan mengutip QS. al-Mu'minuun/23:24 dan al-Zukhruf/43:22, 

Syahrurmenegaskan     bahwa     cara     berfikir    demikian    jauh 
 

 
 
 

188Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 46. 
 

189Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 30-33. 
 

190Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 34. 
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sebelumnya   telah   diungkap   oleh   al-Qur'an   dan   menjadi   ciri 

penyebab stagnasi pemikiran dan taklid buta. 
 

Produk pemikiran Islam klasik hanyalah merupakan human 

construction yang relatif, subjektif dan tentatif yang perlu diapresiasi 

tapi bukan untuk disakralkan. Hal ini juga sejalan dengan ungkapan 

populer dari Imam Abu Hanifah al-Nu‘man yang mengatakan "hum 

rijal wa nahnu rijal".191 Meskipun Syahrurmengritik beberapa hal 

pokok tentang tradisi dan warisan sarjana klasik Islam, dia 

menegaskan bahwa dia tetap sebagai seorang Arab dan seorang 

muslim. Ini juga terbukti dari definisi yang dirumuskannya mengenai 

al-turats yang mencerminkan upayanya  mempertahankan  akidah  
ortodoksi.  Al-turats menurutnya adalah produk material dan ideal 

yang ditinggalkan oleh generasi pendahulu kepada generasi penerus 

yang memainkan peranan yang mendasar dalam membentuk 

kepribadian, mental, dan pola pikir, serta tingkah laku lahiriahnya.192 
 

Aliran progresif-sekular juga tidak luput dari kritikan Syahrur. 

menurutnya, kekeliruan dari aliran ini adalah bahwa mereka 

menganggap al-Qur'an sebagai "narkotik" sebagaimana orang- orang 

komunis yang menganggap agama sebagai candu masyarakat.193   

Bagi  Syahrur,  langkah  terbaik  bagi  umat  Islam dalam 

menghadapi problem modernitas adalah kembali kepada al-Qur'an 

dengan cara melakukan pembacaan atas kitab suci dengan  cara  

kontekstual.  Karena  menurutnya,  al-Qur'an senantiasa relevan 

untuk setiap ruang dan waktu jika hal tersebut dibarengi dengan 

pembacaan yang kreatif dan kontekstual.194 
 

Peta pemikiran Islam yang terakhir menempatkan 

Syahrursebagai pemikir post tradisionalisme-Islam liberal. 

Sebagaimana halnya Nasr Hamid,195  Syahrur menegaskan bahwa 
 

 
191Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 33, 34, 36. 

 

192Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 32. 
 

193Abdul Mustaqim, Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 114. 
 

194Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 44. 
 

195Nasr Hamid mengungkapkan bahwa pencarian terhadap makna teks tidak 
hanya sekedar proses penemuan ide dan pesan dalam sebuah teks, akan tetapi lebih 
dari itu, hal itu juga terkait dengan dimensi ruang dan waktu yang melatar belakangi 
sebuah teks. Nasr Hamid Abu Zayd, Mafhum al-Nas (Cet. VI; Beirut: al-Markaz al- Saqafi 
al-‘Arabi, 2005), h. 10. 
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peran manusia dalam memahami kitab suci sangat terbuka lebar, 

terutama untuk menyesuaikan pemahamannya dengan ruang dan 

waktu di mana kaum muslim berada. Hal tersebut terlihat dari 

pandangan Syahrurterhadap produk pemikiran ulama klasik sebagai 

sesuatu yang profan karena menurutnya yang sakral hanyalah teks 

al-Qur'an bukan produk interpretasi al-Qur'an. Dengan pandangan-

pandangan tersebut, hegemoni pembaca dikukuhkan. Menurutnya, 

studi al-Qur'an dan warisan-warisan ulama mau tidak mau mesti 

diperbarui. Prinsip Syahruradalah bahwa al-Qur'an senantiasa 

seiring dengan konteks ruang dan waktu, seperti yang diyakini umat 

Islam pada umumnya.196 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

196Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h.44 
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BAB III 
 

KERANGKA EPISTEMIK 

PEMIKIRAN HERMENEUTIKA 

MUHAMMAD SYAHRUR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ajian terhadap Islam yang terpisah dan mengabaikan al- 

Qur'an merupakan suatu langkah yang mandul dan tidak 

akan  menemukan  validitasnya  secara  memadai.  Sebab, 
dalam Islam, al-Qur'an dipandang sebagai petunjuk bagi umat 
manusia, yang juga berperan penting dalam perkembangan 
pemikiran dan peradaban umat Islam.197 

 

Pernyataan tersebut sebagaimana dalam uraian sebelumnya 

tidak serta merta dipahami bahwa hanya al-Qur'an yang 

membangun   peradaban   manusia.   Sebab   teks   apapun,   tak 
 

 
197Islah   Gusmian,   Khazanah   Tafsir   Indonesia   "dari   Hermeneutika   hingga 

Ideologi" (Cet. I: Jakarta Selatan: Teraju, 2003), h. 27. 
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terkecuali teks al-Qur'an tidak dapat membangun peradaban. 

Peradaban manusia merupakan hasil dari proses dialektika 

manusia dengan realitas di satu sisi, dan dengan teks al-Qur'an di 

sisi lain.198 
 

Berkembanganya wacana pembumian kitab suci yang 

merupakan gejala pada hampir semua kitab suci agama-agama 

dunia  ketika   memasuki   periode   modern   dengan   corak   dan 

gayanya masing-masing pada gilirannya juga dialami oleh al-Qur'an 

sebagai kitab suci umat Islam.199  Dari sinilah kemudian perlunya 

sebuah penafsiran. Menafsirkan al-Qur'an berarti upaya untuk 

menjelaskan dan menangkap maksud dan kandungan al-Qur'an. 
Karena   objek   interpretasi   adalah   al-Qur'an   yang   merupakan 

sumber  utama  ajaran  Islam  sekaligus  petunjuk  bagi  manusia, 

maka aktivitas interpretasi bukan hanya merupakan hal yang 

diperbolehkan, bahkan lebih dari itu, interpretasi terhadap al- Qur'an 

merupakan suatu keharusan dan keniscayaan. 
 

Di sisi lain, terkait dengan pembacaan terhadap teks, persoalan 

yang paling mendasar adalah metodologi. Persoalan metodologi 

sangat terkait dengan persoalan filsafat pengetahuan dan 

epistemologi. Suatu ilmu pengetahuan ditentukan oleh objeknya, 

sementara objek tersebut meniscayakan penggunaan metode.  

Karena  itu,  kajian-kajian  terhadap  aspek  metodologis pada 

dasarnya adalah suatu sumbangan yang berharga bagi 

perkembangan dan kemajuan objek yang dikaji itu sendiri, termasuk 

al-Qur'an dalam aspek pemahaman dan interpretasinya. 
 

Sejalan dengan kebutuhan dan tantangan akan suatu metode 

pembacaan yang bercorak kontekstual, dalam dunia filsafat 

berkembang suatu "metode pembacaan" yang dipandang cukup 

representatif dan komprehensif untuk mengolah teks serta sangat 
intensif dalam menggarap kontekstualisasi. Karena dikembangkan 

dalam tataran filsafat lengkap dengan refleksi radikal dan analisa 

sistematisnya. Tidak mengherankan apabila kemudian metode 

pembacaan ini dianggap memiliki nilai akurasi dan validitas yang 
 

 
 
 
 
 

198Nasr Hamid Abu Zayd, Mafhum al-Nas (Cet. VI; Beirut: al-Markaz al-Saqafi al- 
‘Arabi, 2005), h. 10. 

 

199Fakhruddin   Faiz,   Hermeneutika   Qur’ani:   Antara   Teks,   Konteks,   dan 
Kontekstualisasi (Cet. I; Yogyakarta: Qalam, 2002), h. 3. 
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tinggi ketika mengolah teks. Metode ini biasa dikenal sebagai 

heremeneutika.200 
 

Metodologi dalam kajian keislaman merupakan dasar utama 

untuk mengetahui  validitas dan  akurasi hasil  kajian.  Persoalan 

metodologi dalam studi al-Qur'an menempati posisi vital karena 

berkaitan  dengan  objektifitas  dan  validitas  atas  analisis  dan 

produk yang dihasilkan. Pendekatan hermeneutika telah 

mempengaruhi perkembangan kajian al-Qur'an kontemporer yang 

mengalami pergeseran paradigma (paradigm shift) yang revolutif 

dari  pembacaan   yang  lebih  menekankan  praksis  penafsiran 

menuju pembacaan yang juga menekankan pada aspek meto- 
dologis.201 Untuk mengangkat konsep pembacaan Muhammad 

Syahrur, pelacakan terhadap metodologi hermeneutik yang 

digunakan menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. 

Pada sub bab ini, penulis akan menguraikan kerangka epistemik 

pembacaan hermeneutik Muhammad Syahrur. 

 
A.  Dasar Pijakan Pemikiran Muhammad Syahrur 

 

Pemikiran   Muhammad   Syahrur berpijak   pada   pandangannya 

tentang al-turast (warisan intelektual klasik Islam) dan diktum 

bahwa Islam salihun li kulli zaman wa makan. 

 

1. Sikap Terhadap Warisan Intelektual Islam (al-turas) 
 

Al-Qur'an  sebagai  sumber  ajaran  moral  dan  sekaligus  petunjuk 

bagi  umat  manusia  (hudan  li  al-nas)  menempati  posisi  sentral 

tidak hanya pada laju perkembangan dan pengembangan studi 

Islam, akan tetapi juga menjadi inspirator dan pemandu gerakan 

umat Islam sejak 14 abad yang lalu. Berangkat dari hal tersebut, 

maka upaya memahami al-Qur'an melalui dekonstruksi dan 

rekonstruksi   menjadi   hal   yang   niscaya   karena   hal   tersebut 

memiliki  implikasi  yang sangat  besar bagi  perkembangan  studi 

Islam. 
 

 
 

200Fakhruddin   Faiz,   Hermeneutika   Qur’ani:   Antara   Teks,   Konteks,   dan 
Kontekstualisasi, h. 8-9. 

 

201Imro'atul  Mufidah,  Hermeneutika  Al-Qur'an  Muhammad  Syahrur  dalam 
Kurdi, dkk, Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis (Cet. I; eLSAQ Press:Yogyakarta, 2010), 
h. 285. 

 

202Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 30-32. 
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Persoalannya kemudian adalah bagaimana merumuskan 
epistemologi maupun metodologi pembacaan al-Qur'an yang bisa 

digunakan untuk memahami al-Qur'an secara kritis, dialektis, 

reformatif,  dan  transformatif  sehingga  mampu  menjawab 

tantangan problem kontemporer umat manusia. Problem ini rupanya 

telah mendorong pemikir muslim kontemporer seperti 

Fazlurrahman, Muhammad Arkoun, Abdullahi Ahmad al-Na‘im, 

Hasan Hanafi, Asghar Ali Engineer, Nasr Hamid, dan tak terkecuali 

Muhammad  Syahrur  untuk  mendekonstruksi  metodologi 

penafsiran al-Qur'an yang lebih sesuai dengan semangat dan 

tuntutan zaman. 
 

Sebagaimana pemikir lainnya, Muhammad Syahrur ingin 

menjadikan al-Qur'an sebagai landasan moral teologis bagi umat 

manusia dan berusaha mendialogkan teks al-Qur'an yang statis 

dan terbatas dengan konteks perkembangan zaman yang dinamis 

dan tidak terbatas. Syahrur menganggap bahwa memperhatikan 

perkembangan sejarah untuk memahami teks suci sangat penting 

karena teks memiliki konteks sosio-historis yang melingkupinya 
sehingga  perlu  ditafsirkan  seiring dengan  problem  kontemporer 

agar tetap relevan untuk setiap konteks ruang dan waktu.203 
 

Berangkat dari semangat tersebut, Syahrur melontarkan 

kritikan terhadap pandangan atau cara berpikir tradisionalis- 

konservatif, tekstualis-literalis yang telah melakukan beberapa 

kekeliruan, di antaranya: pertama, karena mereka telah mereduksi 
 

 
 

203Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer (Cet. II; Yogyakarta: LKiS 
Group, 2012), h. 3-4. 
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pesan Islam yang holistik-universal menjadi pemahaman yang 

bersifat lokaltemporal. Kedua, melakukan sakralisasi pemikiran 

dengan mengultuskan warisan intelektual masa lalu (turas). Umat 

Islam dianggap seringkali menunjukkan keterkaitan dengan masa 

lalu. Padahal produk keilmuan hanya merupakan respon suatu 

generasi atas teks dan konteks yang mengitari. Dengan mengutip 

Q al-Mu'minun/23:24 dan al-Zukhruf/43:22, Syahrur menegaskan 

bahwa cara berpikir demikian jauh sebelumnya telah dikritik oleh 

al-Qur'an  dan  menjadi  penyebab  stagnasi  pemikiran  dan  taklid 

buta. 

“Maka pemuka-pemuka orang yang kafir dari kaumnya 
berkata:  "orang  ini  tidak  lain  hanyalah  manusia  seperti 

kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia dari kamu. 

Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus 

malaikat. Kami belum pernah mendengar (seruan yang 

seperti) ini pada masa nenek moyang kami dahulu.”204 
 

“Bahkan mereka berkata: "sesungguhnya kami mendapati 

nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami 

mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka”.205 
 

Ayat tersebut menggambarkan bagaimana model 

pembangkangan kaum musyrik yang berpegang kepada tradisi 

lama. Mereka menganggap bahwa apa yang dibawa oleh nenek 

moyang  mereka  sudah cukup  menjadi  pembenaran  bagi 

agamanya serta meyakini bahwa di dalamnya terdapat petunjuk. 

Menurut Syahrur, menempatkan produk sarjana Islam klasik pada 
 
 

204Kementrian Agama  RI,  Al-‘Alim:  Al-Qur’an dan  Terjemahannya  (Cet. VIIII; 
Bandung: Al-Mizan, 2011), h. 344. 

 

205Kementrian Agama RI, Al-‘Alim: Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 491. 
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wilayah absolut dan sakral akan menghalangi dan menimbun 

gagasan orisinalitas Islam hingga melahirkan kejumudan dan tidak 

mampu  memberikan solusi  terhadap  problem  dunia  modern.206 

Karena, setiap produk dan gagasan merupakan respon terhadap 

realitas yang dihadapi. 

Gadamer - sebagaimana dikutip Edi Mulyono - juga meng- 

ungkapkan bahwa setiap produk pemahaman (interpretasi) tidak 

bisa terpisahkan dari kenyataan bahwa antara pengarang dan 

interpreter  terjalin  jurang  tradisi  yang  tidak  mungkin  disatukan 

serta bahwa sang interpreter tidak mungkin dipisahkan dari arus 

kultural serta problem yang dihadapinya yang memberikan watak 
dan warna tersendiri bagi produk-produk pemahaman yang 

dilahirkan. Sehingga yang kemudian bisa dilakukan adalah 

memproduksi makna yang dikandung teks sehingga teks menjadi 

kaya makna.207 
 

Warisan intelektual dalam pandangannya adalah produk 

material dan ideal yang ditinggalkan oleh generasi pendahulu 

kepada generasi penerus yang memainkan peranan mendasar 

dalam membentuk kepribadian, mental, dan pola pikir, serta tingkah   

laku   lahiriahnya.208     Produk   pemikiran   Islam   klasik hanyalah 

merupakan human construction yang relatif, subjektif, dan  tentatif  

yang  perlu  diapresiasi  tapi  bukan  untuk disakralkan.209 
 

Karya para ulama klasik bukan wahyu, melainkan tafsir atas 

wahyu. Ia merupakan produk ijtihad. Ia hanya penggambaran 

menuju pemahaman kehendak Tuhan yang absolut. Persoalan siapa   

yang   merumuskannya,   untuk   kepentingan   apa,   dalam kondisi 

sosial yang bagaimana dirumuskan, serta lokus geografis seperti 

apa, dengan epistemologi apa, akan cukup mempengaruhi proses 

pembentukan sebuah karya. Karena itu, sebuah pemikiran harus 
diletakkan dalam susunan konfigurasinya saat pemikiran itu 

diproduksi di satu sisi, dan dalam konteks epistemologinya di sisi 

lain.  Karya  intelektual  mesti  dipilah yang relevan dan  yang  tak 
 

 
206Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 46. 

 

207Edi  Mulyono,   Hermeneutika  Linguistik-Dialektis  Hans  George  Gadamer 
dalam  Edi  Mulyono,  dkk,  Belajar  Hermeneutika  dari Konfigurasi  Filosofis  Menuju 
Praksis Islamic Studies (Cet. I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), h. 146. 

 

208Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 32. 
 

209Muhammad , al-Kitab wa al-Qur'an: Qira’ah Mu‘ashirah, h. 36. 
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relevan. Interpretasi lama yang tidak sesuai dengan semangat 

zaman tidak boleh diawetkan dan mendominasi percakapan 

intelektual hari ini.210 
 

Hal ini juga sejalan dengan ungkapan populer dari Imam Abu 

Hanifah al-Nu‘man yang mengatakan "hum rijal wa nahnu rijal".211 

Sehingga, bagi Syahrurdiperlukan sebuah keberanian intelektual 

untuk "membakar" pemikiran-pemikiran lama. Dalam pandangannya 

bahwa ketika sebuah pemikiran terlembaga maka akan melahirkan 

kejumudan.212 Hal tersebut diperkuat dengan pernyataannya  bahwa  

boleh  jadi  apa  yang  diklaim  selama  ini benar ternyata justru 

sama sekali keliru.  Syahrurmengibaratkan dengan seorang pelukis 
yang menggambar wajah melalui pantulan cermin. Ia tidak 

menyadari bahwa gambarnya terbalik.213 
 

Demikian halnya dengan fakta sejarah di mana orang selama 

berabad-abad  meyakini  kebenaran  teori  geosentris  Ptolomeus 

yang menyatakan bahwa bumi merupakan pusat tata surya dan 

matahari mengelilingi bumi. Akan tetapi, dengan berkembangnya 

ilmu pengetahuan, terutama setelah Galileo dan Copernicus 

menemukan teori heliosentris yang mengungkap bahwa matahari 

merupakan pusat tata surya dan sebaliknya bumilah yang 

mengelilingi matahari sehingga teori geosentris terbantahkan.214 
 

Usaha Syahrur untuk membangun paradigma baru dan 

menemukan  Islam  yang  holistik  dan  universal  dengan 

membongkar teori-teori lama tersebut sejalan dengan apa yang 

pernah dikatakan oleh Amin al-Khuli - sebagaimana dikutip Abdul 

Mustaqim - bahwa awal dari suatu pembaruan pemikiran adalah 

"membunuh" pemahaman lama. Pergeseran paradigma (paradigm 

shift) tersebut yang oleh Thomas Khun disebut sebagai sebuah 

keniscayaan bahwa setelah suatu teori atau ilmu mengalami 

kemapanan maka ia akan menjadi normal science dan setelah itu 

ia akan menjadi anomali-anomali. Hal tersebut kemudian akan 
melahirkan   scientific   revolution   (revolusi   ilmu   pengetahuan). 

 
 

210Abdul Moqsith Gazali, Menegaskan Kembali Pembaruan Pemikiran Islam 
dalam M. Dawam  Rahardjo,  dkk,  Pembaruan  Pemikiran  Islam Indonesia  ( Cet. I; 
Jakarta: KEMI, 2011), h.. 10. 

 

211Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 33. 
 

212Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 46. 
 

213Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 29. 
 

214Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 103. 
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Setelah itu lahirlah paradigma baru yang akan menggantikan 

paradigma lama. Akan tetapi paradigma baru tersebut pun akan 

menjadi normal science lagi yang penuh anomali dan demikian 

seterusnya.215 
 

Upaya mendialogkan al-Qur'an sebagai teks yang terbatas 

dengan problem sosial kemanusiaan yang tidak terbatas merupakan 

spirit tersendiri bagi dinamika kajian al-Qur'an. Hal ini karena 

meskipun turun di masa lalu dengan konteks dan lokalitas sosial 

budaya yang melingkupi, al-Qur'an mengandung nilai-nilai universal  

yang  akan  senantiasa  relevan  untuk  setiap  konteks ruang dan 

waktu (salihun li kulli zaman wa makan).216 
 

Berangkat dari slogan yang diamininya, menurutnya, al-Qur’an 

bukan hanya dimaksudkan kepada masyarakat Mekkah dan 
Madinah dan  bukan milik  orang Arab semata  melainkan untuk 

mereka yang hidup di belahan dunia lainnya. Al-Qur’an juga tidak 

hanya diperuntukkan bagi mereka yang hidup pada abad VII, 

melainkan juga kepada mereka yang hidup di abad modern.217 

Sehingga, makna al-Qur’an akan mengalami dinamisasi sesuai 

dengan nalar keilmuan kontemporer. Oleh karena itu, al-Qur’an 

harus  dipandang  seolah-olah  baru  turun  dan  Nabi  Muhammad 

baru saja menyampaikannya kepada manusia.218  Klaim al-Qur’an 

sebagai kitab yang selalu relevan untuk setiap ruang dan waktu 

meniscayakan sebuah pembacaan yang kreatif dan produktif 

sehingga ia benar-benar tampil sebagai solusi alternatif bagi 

problem sosial-keagamaan umat manusia kontemporer. 
 

Syahrur memandang bahwa produk interpretasi merupakan 

hasil  ijtihad  atau  interpretasi  manusia  atas  teks-teks  al-Qur'an 

yang harus dipandang sebagai sesuatu yang tidak pernah final dan 

harus diletakkan dalam konteks di mana interpretasi tersebut 

diproduksi.   Oleh   karena   itu,   produk   interpretasi   senantiasa 

terbuka untuk dikritisi dan dikaji ulang sesuai dengan tuntutan 
zaman, karena ia lahir dalam situasi spesifik yang sarat dengan 

kondisi sosio-historis interpreternya.219 

 
 
 

215Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 103-104. 
 

216Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 1. 
 

217Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 34. 
 

218Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 44. 
 

219Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 119. 
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Fazlurrahman  -  sebagaimana  dikutip  Abdullahi  Ahmed  al- 

Na‘im - menegaskan bahwa Islam pada awalnya memiliki sikap 

mental dan orientasi psikologis untuk memulai dengan lembaran 

putih,  dalam  artian  bahwa  mereka  percaya  suatu  ab  inito  - 

aktivitas  -  yang  hasilnya  adalah  anyaman  sosial.  Menurutnya, 

sistem inilah yang saat ini hilang dan harus diraih kembali.220 
 

Dalam kaitannya dengan fenomena dialektis antara teks dan 

konteks (jadaliyyah al-nas bi al-waqi‘), Yusuf Qaradawi 

mengklasifikasikan   secara   ekstrem   paradigma   kontemporer 

seputar relasi antara teks dan konteks menjadi tiga: pertama, 

paradigma fundamental yang ia sebut sebagai  al-zhahiriyyat al- 
judud. Paradigma ini seolah “membangkai” dalam memandang 

realitas  yang  ada.  Tidak  menghiraukan  fakta  sosial  yang  ada 

bahwa realitas sosial telah sedemikian ekstrem berubah total dari 

apa   yang   terilustrasikan   dalam   masa   era   Islam   perdana. 

Paradigma tersebut seolah mendewakan teks, dan tak 

menghiraukan konteks sehingga tak berinovasi untuk 

menginterpretasikan teks sesuai dengan fakta sosial yang 

berkembang. 
 

Kedua, paradigma yang terwakili oleh konsep Najmuddin al- 

Tufi. Ia berpandangan bahwa sejatinya jika teks dan kemaslahatan 

terjadi paradoksitas, yang diunggulkan adalah kemaslahatan (iza 

ta‘aradat al-maslahah ma‘a al-nas quddimat al-maslahah). Al- 

Qaradawi menilai konsep ini sangat absurd karena berusaha 

menempatkan teks ilahi di bawah hegemoni realitas. Namun, 

konsep ini sebenarnya perlu diapresiasi lebih jauh. Karena 

bagaimanapun teks bersabda sebagai Sabda Langit (wahyu), tetap 

harus didudukkan sejajar dengan Sabda Bumi (konteks) karena 

tujuan  teks  diturunkan  adalah  demi  kemaslahatan  penduduk 
bumi. Ketiga, paradigma yang Qaradawi sebut sebagai paradigma 

moderat yang tidak kaku di hadapan teks sekaligus tidak 

menempatkan teks ilahi di bawah hegemoni realitas. Paradigma 

ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  paradigma  yang  pertama  yang 
 
 
 
 
 
 

220Abdullahi Ahmed al-Na‘im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, 
Human Right, and International Law, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan 
Amiruddin ar-Rany dengan judul Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak 
Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam (Cet. I; Yogyakarya: LKiS 
Group, 2011), h. 87. 
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mendewakan teks layaknya sabda langit (wahyu) yang tak 

mengapresiasi sabda bumi (konteks).221 
 

Dialektika antara wahyu (teks al-Qur'an), interpreter, dan 

realitas konteks harus senantiasa difungsikan secara berimbang, 

mengingat al-Qur'an bukanlah teks "mati". Hal ini sejalan dengan 

pernyataan al-Syahrastani - sebagaimana dikutip Abdul Mustaqim - 

al-nusus kanat mutanahiyah wa al-waqa'i‘ gayru mutanahiyah wa 

ma la yatanaha la yudbituhu ma yatanaha. 
 

Kesadaran akan kenyataan bahwa problem manusia terus 

berkembang  dan  konteks  senantiasa  berubah,  sementara  ayat- 

ayat al-Qur'an bersifat statis dan jumlahnya pun terbatas, mestinya 
mampu menggerakkan manusia untuk senantiasa menjadikan al- 

Qur'an sebagai mitra dialog dalam menjawab problem sosial 

keagamaan  yang  muncul.222   Proses  dialektika  itulah  yang  oleh 

Nasr Hamid kemudian memunculkan berbagai peradaban atau 

dengan kata lain al-Qur'an sebagai muntij al-saqafah (produsen 

peradaban).223 

 
2. Diktum Al-Qur'an Salih li kulli Zaman wa Makan 

 

Muhammad  Syahrur meyakini bahwa al-Qur'an adalah kitab suci 

terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi 

terakhir. Oleh karena itu, sangat logis jika prinsip-prinsip universal 

al-Qur'an akan senantiasa relevan untuk setiap ruang dan waktu. 

Asumsi tersebut membawa implikasi bahwa problem sosial 

keagamaan di era kontemporer tetap akan dijawab oleh al-Qur'an 

melalui   kontekstualisasi   interpretasi   secara   dinamis   seiring 

dengan ruh dan semangat zaman.224 
 

Asumsi bahwa Islam adalah agama yang relevan untuk setiap 

konteks ruang dan waktu meniscayakan keyakinana bahwa al- 

Qur'an  bukanlah  turas  (warisan  intelektual  Islam).  Menurutnya, 

bila al-Qur'an dikategorikan sebagai turas maka konsekuensinya 
 
 
 

221M. Nora Burhanuddin, Sebuah Pengantar “Catatan Laku Modernitas 
Peradaban   Islam”   dalam   Jurnal   Himmah   “Islamic   Studies   II;   Menelisik   Arus 
Modernitas Peradaban Islam” Edisi VI (Cet. I; DPP PPMI: Kairo, 2009) 

 

222Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 119.. 
 

223Nasr Hamid Abu Zayd, Mafhum al-Nas (Cet. VI; Beirut: al-Markaz al-Saqafi al- 
‘Arabi, 2005), h. 11. 

 

224Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 54. 
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al-Qur'an merupakan produk manusia (Muhammad) dan tentu 

bersifat atomistik dan partikular karena terkait dengan konteks 

ruang dan waktu yang mengitarinya, yaitu Arab dan abad ke VII. 

Dengan demikian, al-Qur'an tidak lagi bersifat universal . Oleh 

karena itu, menurutnya, al-Qur'an bukanlah turas akan tetapi ia 

merupakan respon (wahyu) Tuhan sebagai kitab terakhir.225 
 

Syahrur berpandangan  bahwa  al-Qur'an  sebagai  kitab 

universal dan holistik tentu memiliki karakteristik, yaitu: (1) 

kandungan al-Qur'an bersifat absolut karena pengetahuan Tuhan 

bersifat absolut; (2) al-Qur'an merupakan respon Tuhan terhadap 

problem yang dihadapi umat manusia dan juga petunjuk yang 
universal.   Oleh   karena   itu,   pemahaman   manusia   terhadap 

petunjuk tersebut bersifat relatif dan tentatif; (3) adanya keterkaitan 

bahasa dan manusia. Sehingga proses penyampaian al-Qur'an 

melalui bahasa manusia (bahasa Arab), akan tetapi mengandung 

nilai absolut-ilahi dalam hal isi kandungannya dan relativitas 

pemahaman manusia. Dengan demikian, di satu sisi, teks Tuhan 

mengandung nilai absolut yang murni namun di sisi lain, al-Qur'an 

tetap terbuka untuk diinterpretasikan sepanjang masa. Berangkat 

dari ke tiga point tersebut, Syahrur menegaskan bahwa  al-Qur'an  

bukanlah  turas,  melainkan  interpretasi manusialah yang bersifat 

relatif yang merupakan bagian dari turas. Produk keilmuan yang 

dihasilkan sarjana klasik Islam bukanlah respon yang bersifat final 

dan absolut, melainkan respon yang sesuai dengan konteks yang 

mengitarinya. 
 

Sebagai sebuah respon terhadap teks ketuhanan, maka bagi 

Syahrurinterpretasi bersifat nisbi, relatif, dan temporer, termasuk 

di dalamnya adalah hasil penafsiran Nabi Muhammad yang oleh 

pemegang ortodoksi kemudian dibakukan dalam bentuk hadis. 
Respon tersebut merupakan bagian dari turas (produk tradisi) selain 

hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek ibadah dan hudud (sirat   al-

mustaqim)   yang   tidak   mengikat   sepanjang   masa.226 

Adapun yang perlu diikuti menurut Syahrur adalah kreativitas 

dan semangat ijtihad Nabi dalam memahami al-Qur'an untuk 

menyelesaikan problem sosial.227 Sebab problem kemanusiaan 

yang dihadapi saat ini sangat jauh berbeda dengan problem 

kemanusiaan di zaman Nabi Muhammad. 
 
 
 

225Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 35. 
226Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 36, 112. 
227Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 33. 
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Jika interpretasi harus merujuk kepada produk keilmuan 

sarjana klasik Islam maka berarti hal tersebut adalah cara berpikir 

mundur ke belakang. Sikap tersebut tidak hanya mengakibatkan 

terjadinya stagnasi pemikiran, namun juga akan menyebabkan 

kemunduran dan keterbelakangan.228 Jika model berfikir demikian 

yang diikuti maka pemikiran Islam yang notabene merupakan hasil 

interpretasi sarjana klasik Islam akan menjadi ideologi yang harus 

diterima secara taken for granted tanpa kritik. Olehnya itu, jika umat 

Islam ingin maju, mesti ada keberanian intelektual untuk keluar dari 

kungkungan hegemoni pemikiran klasik.229  Hal inilah yang 

merupakan kerangka dasar pemikiran Muhammad Syahrur. 
Berangkat dari kerangka pemikirannya, Syahrurkemudian 

merumuskan konsep dasarnya tentang al-Qur'an dalam 

pembacaannya. 

 
B. Konsep Dasar Mengenai al-Qur'an 

 

Berangkat  dari  linguistik  ilmiah  historis  (al-manhaj  al-tarikhi  al- 

‘ilmi), Syahrur menegaskan bahwa kata (al-lafz) hanyalah 

merupakan media bagi gagasangagasan pemikiran manusia 

(khadam  al-ma‘na)  dan  bahwa  di  dalam  bahasa  Arab  tidak 

terdapat kata yang sinonim (al-taraduf). Kata yang selama ini 

dipahami  sebagai sinonim kata merupakan  tipuan  (khud‘ah).230 

Menurutnya, bahasa merupakan fenomena sosial (zahirah 

ijtima‘iyyah) yang mengalami proses perkembangan dan perubahan. 
 

Makna suatu kata boleh jadi akan hilang dari pemaknaan dan 
proses  interaksi  sosial  seiring  dengan  perkembangan  waktu, 

namun sangat mungkin akan muncul makna baru.231 Karena 

bahasa merupakan fenomena social. maka bahasa akan senantiasa 

mengalami dinamisasi sepanjang perjalanan sejarah manusia.  Hal  

inilah  yang  kemudian  mendasari  perlunya pendekatan ilmiah-

historis dalam studi linguistik.232  Berdasarkan teori linguistik 

tersebut, Syahrur melakukan rekonstruksi terhadap ayat-ayat al-

Qur'an dan kemudian merumuskan konsep-konsep dasar dalam 

kajian al-Qur'an, seperti konsep al-kitab dan al-qur'an 
 
 

228Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 34. 
229Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 46 
230Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 47. 

 

231Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 44. 
 

232Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 22. 
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yang oleh mayoritas ulama dianggap sinonim,233  serta sejumlah 

istilah lainnya seperti al-zikr dan al-furqan.234 
 

Menurut Syahrur, istilah-istilah tersebut dianggap berbeda 

karena masing-masing kata memiliki implikasi makna yang sama 

sekali berbeda. Perbedaan antara istilah al-kitab wa al-qur'an terlihat 

dari penjelasan Syahrurterhadap kedua term tersebut. Menurutnya,  

al-kitab  adalah  bentuk  mashdar  dari  kata  kerja kataba, yang 

berarti menggabungkan atau menyatukan sesuatu dengan yang lain 

untuk memperoleh sebuah konsep atau tema tertentu.235  Ketika 

kata al-kitab ditulis dengan menggunakan al, hal tersebut merujuk 

pada pengertian sekumpulan tema yang diwahyukan  Tuhan  kepada  
Nabi  Muhammad  berupa  teks  (nas) dan kandungannya 

(muhtawa), yang seluruhnya terkumpul dalam mushaf, mulai dari 

surat al-Fatihah hingga surat al-Nas, sebagaimana terlihat pada QS. 

al-Baqarah/2:2.236 
 

Jika kata al-kitab ditulis tanpa menggunakan al, sebagaimana 

dalam  ayat  kitaban  mutasyabihan  pada  QS.  al-Zumar/39:  23, 

maka hal tersebut hanya mencakup satu tema, yaitu sekumpulan 

ayat-ayat mutasyabih. Demikian pula yang terdapat pada QS. Ali 

‘Imran/3: 145, yang berbunyi kitaban mu'ajjalan, yaitu tema yang 

berkaitan dengan kematian.237 
 

Sedangkan istilah al-qur'an menurut Syahrur merujuk pada 

pengertian sebagian dari kandungan al-kitab berupa ayat-ayat 

mutasyabihat,   yaitu   ayat-ayat   yang   memuat   tentang   hakikat 

objektif di luar kesadaran manusia.238 Ayat mutasyabih secara 

redaksional memiliki ciri atau karakter tetap pada bentuk 

tekstualnya  (subut  al-nas/  kainunah),  berubah dan  relatif  pada 
 
 
 

 
233Kata al-Qur'an dalam konteks ini ditulis dengan huruf q kecil dan 

menggunakan transliterasi karena memiliki pengertian khusus. Hal ini untuk 
membedakan dengan istilah "al-Qur'an" dengan huruf Q besar (tanpa transliterasi) 
yang dapat dipahami secara umum, yaitu sekumpulan ayat dari surat al-Fatihah hingga 
surat al-Nas. 

 

234Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 61, 64. 
 

235Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 51. 
 

236Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h.51 
 

237Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 53. 
 

238Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 62. 
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aspek   pemahamannya   sesuai   dengan   perkembangan   nalar 

keilmuan (harakah al-muhtawa).239 
 

Berdasarkan pengkajiannya, Muhammad Syahrur kemudian 

merekonstruksi   pembagian   mushaf   ‘usmani   ke   dalam   tiga 

kategori, yaitu: ayat al-muhkamat, ayat   al-mutasyabihat, ayat la 

muhkamat  wa  la  mutasyabihat.  Pembagian  tersebut  berangkat 

dari rekonstruksinya terhadap term al-nubuwwah,240 dan al- 

risalah.241 Syahrur membedakan istilah nabi dan rasul berdasarkan 

fungsinya.  Muhammad  sebagai  nabi  berfungsi  menyampaikan 

kitab al-nubuwwah (al-qur'an) tanpa komentar lebih lanjut, sebagai 

amanah Tuhan kepada manusia. Adapun takwil yang dilakukan 
oleh nabi bersifat marhali (tentatif-temporal). Sedangkan 

Muhammad sebagai rasul berfungsi menginterpretasikan kitab al- 

risalah  sesuai  dengan  konteks  sosio-historis  yang 

dihadapi.242Kitab al-risalah memuat kaidah-kaidah bertindak bagi 

manusia, berupa sya‘air (shalat, zakat, puasa, haji, dan selainnya), 

mu‘amalah, akhlak, maupun aturan hudud (batas-batas hukum) 

yang terdapat dalam ayat-ayat mukamat atau yang disebut umm 

al-kitab.243 
 

Sedangkan  kitab  al-nubuwwah  berisi  sekumpulan 

pengetahuan tentang alam, alam, sejarah, kisah-kisah dan ayat- 

ayat  yang  berbicara  tentang  hakikat  wujud  objektif  (haqaiq  al- 

wujud al-maudu‘i). Wujud objektif yang dimaksud adalah sesuatu 

yang benar-benar wujud secara objektif, baik hal itu diketahui atau 

tidak, diimani ataupun diingkari. Sebagai contoh adalah informasi 

tentang kematian, hari kiamat, surga dan neraka. Pemahaman 

terhadap hal tersebut hanya tunduk di bawah aturan penelitian 

ilmiah-objektif seperti disiplin ilmu filsafat, kosmologi, fisika, kimia, 

biologi, dan disiplin ilmu natural. 
 
 

239Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 37. 
 

240Al-nubuwwah adalah dimensi ilmiah dalam al-Qur'an yang mencakup konsep 
alam semesta (kosmologi), manusia (antropologi), dan penafsiran terhadap sejarah. 
seluruhnya termasuk ayat mutasyabihat. Selain itu al-nubuwwah juga memuat ayat 
la muhkamah wa la mutasyabih yang merupakan penjelasan terhadap kandungan al- 
Qur'an (tafsil al-kitab). Ibid., h. 37, 54. 

 

241Al-risalah  adalah  dimensi  legal  (syariat)  berupa  aturan  kewarisan  dan 
ibadah, demikian halnya sistem etika atau norma dalam al-Qur'an (ayat muhkamat).  
Ibid. 

 

242Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 144-145. 
 

243Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 38. 
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Syahrud menegaskan bahwa mereka yang beriman  terhadap  

kebangkitan  -  kebangkitan  merupakan  salah satu tema al-qur'an 

- akan menemukan penakwilan terakhir terhadap ayat-ayat tersebut 

ketika kelak mengalami peristiwa tersebut karena pada saat itu 

akan terlihat sebagai suatu fakta objektif.244  Dalam hal ini,   ayat-

ayat mutasyabihat (al-qur'an, al- sab‘u al-masani) dan tafsil al-

kitab, merupakan bagian dari kitab al-nubuwwah.245 
 

Sementara kitab al-risalah bersifat subjektif dalam arti tidak 

ada wujud di luar kesadaran manusia. Sebagai contoh adalah pesan 

Tuhan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tua. 
Dalam hal ini, kemungkinan berbakti atau tidak selalu ada. 

Demikian   halnya   tentang   perintah   shalat.   Oleh   karena   itu, 

ungkapan yang digunakan dalam kitab al-risalah (umm al-kitab) 

tidak menggunakan istilah al-haq dan al-batil sebab hal tersebut 

terkait dengan perilaku manusia. Hal tersebut bukanlah wujud 

objektif sebab manusia diberi hak untuk memilih. Dengan ungkapan  

lain,  kitab  al-risalah  merupakan  media  penerapan tugas-tugas 

syariat, manusia diberi hak untuk memilih untuk mengerjakannya 

atau tidak.246 

 
C. Konsep Dasar Hermeneutika Syahrur 

 

Hermeneutika pada awal perkembangan merupakan teknik 

interpretasi  atas  teks  keagamaan  yang  berkembang  di  gereja. 

Pada perkembangan selanjutnya tumbuh sebagai disiplin ilmu 

dengan  ruang  lingkup  yang  lebih  luas.  Hal  ini  terlihat  dari 

munculnya  beragam  corak  dan  objek  kajian  di  dalamnya  yang 

tidak hanya terbatas pada teks suci keagamaan.247 
 

Di antara corak hermeneutika tersebut seperti hermeneutika 

metodologis,  hermeneutika  filosofis,  hermeneutika  kritis,  dan 
 
 
 

 
244Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 103. 

 

245Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 37. 
 

246Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 104-105. 
 

247Ahmala, Hermeneutika Mengurai Kebuntuan Ilmu Sosial dalam Edi Mulyono, 
dkk, Belajar Hermeneutika dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies 
(Cet. I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), h. 20. 
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lainnya.248 Terkait dengan hermeneutika filosofis, hermeneutika 

yang ditawarkan Syahrur juga berangkat dari sebuah landasan 

filosofis. Ada tiga kata kunci dasar yang menjadi landasan filosofis 

hermeneutikanya, yang disebut dengan trilogi hermeneutika. 

Pertama, kainunah yang merupakan derivasi dari kata kana berarti 

kondisi berada (being). Kedua, Sairurah merupakan derivasi dari 

kata  sara  yang  berarti  berjalan  atau  perjalanan  sejarah  atau 

kondisi berproses (process) yang berada di luar kendali dan kuasa 

manusia. Ketiga, sairurah yang merupakan derivasi dari kata sara 

yang berarti kondisi menjadi (becoming). 
 

Ketiga term tersebut saling terkait dan merupakan landasan 
dasar yang merupakan starting point dalam studi filsafat termasuk 

tentang ketuhanan (teologi), alam (naturalistik),249  dan manusia 

(antropologi).250  Tidak adanya kesadaran terhadap ketiga hal 

tersebut akan berimbas terhadap pendistorsian, kebekuan, dan 

stagnasi yang mengancam toleransi dalam realitas yang plural 

karena relasi ontologis secara terus menerus akan berdialektika 

yang  disebut  Syahrur  dengan  qanun  al-nafy  wa  nafy  al-nafy 

(hukum negasi dan penegasian negasi).251 Syahrur menolak 

anggapan  yang  meletakkan  hukum  logika  sebagai  pengganti 

hukum dialektika. 
 

 
 
 
 

248Damanhuri, Belajar Teori Hermeneutika Bersama Betti dalam Edi 
Mulyono,dkk,Belajar Hermeneutika dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic 
Studies (Cet. I; Yogyakarya: IRCiSoD), h. 35. 

 

249Alam materi tidak lahir dari ketiadaan akan tetapi akibat dari big bang yang 
terjadi pada materi awal yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan pada 
materi awal. Namun Syahrur menegaskan bahwa hal tersebut tidak berarti bahwa 
materi tersebut kekal sebagaimana kekalnya Tuhan. Lihat Muhammad Syahrur, al- 
Kitab wa al-Qur'an….., h. 43. 

 

250Muhammad Syahrur, Nahw Usul jadid li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar‘ah "al-  
Wasiah, al-Irs, al-Qawamah, al-Ta‘addudiah, al-Libas" (Cet. I; Damaskus: al-Ahali li al-  
Tiba‘ah wa al-Nasyr, 2000), 27. 

 
251Muhammad Syahrur, Nahw Usul jadid li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar‘ah "al-  

Wasiah, al-Irs, al-Qawamah, al-Ta‘addudiah, al-Libas", h. 28-30. 
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Demikian halnya dalam interpretasi, tidak mungkin produk 

interpretasi menafikan atau menyalahkan interpretasi sebelumnya 

karena hal tersebut merupakan eksistensi dengan ontologi dan 

aksiologi  yang  berbeda meskipun  terkadang  serupa  tapi  belum 

tentu sama. karena penafsiran senantiasa berdialektika dengan 

ruang lingkup yang bernuansa historis.254 
 

Dengan   demikian,   term   ketuhanan,   alam,   dan   manusia 

sebagai eksistensi (being/kainunah) akan senantiasa mengalami 

kondisi berada (kainunah) yang tidak terlepas dari rel perjalanan 

sejarah  (sairurah)  sebagai  kondisi  berproses  yang  terus 

mengalami perkembangan dan perubahan dalam tiap tahapannya 

dan  karenanya  ia  selalu mengalami  kondisi  menjadi  (sairurah). 

Sebagai  tujuan.  Keterkaitan dengan waktu tersebut  merupakan 

"kondisi  berproses"  yang  meniscayakan  adanya  per-kembangan 

dan perubahan sebagai sesuatu yang berada (being/kainunah), 

yang merupakan tahap pertama, kemudian bergerak ke tahap 

berikutnya  sebagai sesuatu  menjadi  (sara).255   Kejumudan akan 
lahir jika hanya mengalami "kondisi berada" (being/kainunah) dan 

kondisi berproses (sairurah) tanpa mengalami perkembangan dan 

"kondisi menjadi" (sairurah).256 

 
 
 

252Imro'atul  Mufidah,  Hermeneutika  Al-Qur'an  Muhammad  Syahrur  dalam 
Kurdi, dkk, Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis, h. 293. 

 

253Muhammad Syahrur, Nahw Usul jadid li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar‘ah "al- 
Wasiah, al-Irs, al-Qawamah, al-Ta‘addudiah, al-Libas", h. 33. 

 

254Imro'atul  Mufidah,  Hermeneutika  Al-Qur'an  Muhammad  Syahrur  dalam 
Kurdi, dkk, Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis, h. 293. 

 

255Imro'atul  Mufidah,  Hermeneutika  Al-Qur'an  Muhammad  Syahrur  dalam 
Kurdi, dkk, Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis, h. 294. 

 
256kondisi  berada  (kainunah/being)  hanya  dimiliki  oleh  Tuhan  sebagaimana 

penjelasan firman Tuhan dalam QS al-Qasas/28: 88. Muhammad Syahrur, Nahw Usul 
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Terkait dengan landasan filosofisnya, Syahrur merumuskan 

eksistensi ke dalam tiga klasifikasi. Pertama, "kondisi berada" 

(kainunah) dan "kondisi berproses" (sairurah) tanpa "kondisi 

menjadi" (sairurah), yaitu wujud yang tetap dan tidak mengalami 

perubahan yang merupakan karakter "kondisi menjadi" (sairurah), 

seperti  hari  kebangkitan,  surga,  neraka,  dan  selainnya 

sebagaimana yang diterangkan dalam QS. al-Kahf/18: 34-37. 
 

Eksistensi tersebut berjalan tanpa henti. Meskipun terkait 

dengan dimensi waktu, hal itu tidak memuat perubahan dan 

perkembangan   karena   hal   tersebut   terdapat   pada   "kondisi 

menjadi" (sairurah). Kedua, "kondisi berada" (kainunah) dan "kondisi 
menjadi" (sairurah) tanpa "kondisi berproses" (sairurah), yaitu wujud 

yang mengalami perubahan dari "kondisi berada" (kainunah) ke 

"kondisi menjadi" (sairurah) tanpa gerak dan waktu seperti   cahaya   

dan   kematian.   Keduanya   "berada"   dan   "tak berada", 

eksistensinya hanya memiliki satu bentuk dan kecepatannya adalah 

"keberakhirannya". Ketiga, "kondisi berproses" (sairurah) dan 

"kondisi menjadi" (sairurah) tanpa "kondisi  berada"  (kainunah).  

Level  ini  disebut  dengan  hukum negasi dan penegasian terhadap 

negasi (al-nafy wa nafy al-nafy) seperti peristiwa big bang pada alam 

semesta yang merupakan penegasian terhadap sesuatu yang ada 

sebelumnya, baik sesuatu itu "ada" ataupun "tidak ada" dan 

penegasian kebangkitan atau hari kiamat terhadap negasi 

pertama.257 
 

Bangunan hermeneutika Syahrur tersebut mengindikasikan 

akan pentingnya kesadaran sejarah dalam memahami al-Qur'an, 

terutama pada konsep sairurah (proses) dan inilah yang dalam 

bahasa Wilhelm Dilthey disebut sebagai historical understanding 

atau  historical  consciousness  dalam  bahasa  Palmer,  karena 
produk interpretasi beserta perangkat metodologinya, juga 

merupakan bagian dari eksistensi (kainunah/being) yang sangat 

akrab dengan perjalanan sejarah (sairurah) yang tentu mengalami 

perkembangan dan perubahan sesuai dengan tuntutan zaman 

sehingga proyek metodologi dan perangkat prosedural dalam 

pembacaan al-Qur'an menjadi sebuah keniscayaan yang merupakan 

bagian dari "kondisi berproses" (sairurah) dari perjalanan  

hermeneutis  sebagai  proyek  pembumian  al-Qur'an. 

 
jadid   li   al-Fiqh   al-Islami:   Fiqh   al-Mar‘ah   "al-Wasiah,   al-Irs,   al-Qawamah,   al-  
Ta‘addudiah, al-Libas", h. 28. 

 
257Muhammad Syahrur, Nahw Usul jadid li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar‘ah "al- 

Wasiah, al-Irs, al-Qawamah, al-Ta‘addudiah, al-Libas", h. 30-32. 
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Oleh karena itu, salah satu standar validitas produk penafsiran 

adalah kesesuaiannya dengan kondisi dan situasi dimana dan 

kapan produk tersebut dimunculkan.258  Dalam kajian filsafat, 

terdapat tiga teori kebenaran yang popular untuk menguji validitas 

sebuah ilmu pengetahuan, yakni teori koherensi, teori 

korespondensi, dan teori pragmatisme. 
 

Pertama, teori koherensi menyatakan bahwa standar 

kebenaran tidak dibentuk oleh relasi antara pendapat dan fakta 

atau realitas, tetapi dibentuk oleh hubungan internal antara 

pendapat dan keyakinan sendiri. Sebuah pembacaan dianggap 

benar jika terdapat konsistensi logis-filosofis dengan proposisi- 
proposisi yang dibangun sebelumnya.259Kedua, teori korespondesi 

adalah kesesuaian antara suatu fakta dengan pernyataan yang 

diungkapkan (pikiran). Dalam studi filsafat, teori ini digunakan oleh 

aliran empirisme. Apabila teori tersebut ditarik ke ranah studi tafsir 

maka produk interpretasi dapat dikatakan benar apabila terdapat 

kesesuaian  dengan  realitas  empiris.  Teori  ini  sangat  nampak 

dalam pembacaan Muhammad Syahruryang melakukan pembacaan 

agar sesuai dengan konteks sehingga adagium al- Qur'an salih li kulli 

zaman wa makan dapat dibuktikan secara historis-empiris, tidak 

hanya pada tataran idealis metafisis.260 
 

Ketiga, teori pragmatisme menyatakan bahwa proposisi 

dianggap benar sepanjang ia berlaku atau memuaskan. Jika teori 

tersebut ditarik ke dalam wilayah interpretasi maka tolok ukur 

kebenaran interpretasi adalah ketika produk interpretasi tersebut 

secara empiris solutif terhadap problem sosial kemanusiaan.261 

Produk  pembacaan  tidak  hanya  diuji  di  atas  lembaran  kertas, 

tetapi juga mesti teruji di lapangan.262  Terlepas dari hal tersebut, 

setiap produk pembacaan pasti tidak terlepas dari horizon 

kesejarahannya   dan   kapasitas   intelektual   yang   melingkupi 
 

 
 

258Imro'atul  Mufidah,  Hermeneutika  Al-Qur'an  Muhammad  Syahrur  dalam 
Kurdi, dkk, Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis, h. 296. 

 

259Kelemahan   dari   teori   koherensi   adalah   adanya   kemungkinan   suatu 
penafsiran dibangun atas asumsi-asumsi yang salah namun karena ada konsistensi 
filosofis   maka   penafsiran   tersebut   dianggap   benar   secara   koherensi.   Abdul 
Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 291-292. 

 

260Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 293-294. 
 

261Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 297-298. 
 

262Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 299. 

 

77 | 



 

Al-Qur’an dan Isu Kontemporer 

 

(sairurah). Setiap penafsiran merupakan anak zamannya yang 

memiliki muatan historisitas yang perlu dipertimbangkan kembali 

untuk didaur ulang atau bahkan ditanggalkan sama sekali. 

Sehingga, dapat dibedakan antara esensi Islam dengan muatan 

historisitas yang turut andil mewarnai dan membentuk produk 

penafsiran  dengan  nuansa  sosio  kultural  tertentu  yang 

sektarian.263 

 
D. Metode Pembacaan Hermeneutika Syahrur 

 

Konsekuensi  logis  dari  diferensiasi  istilah  al-kitab  wa  al-qur'an 

atau kitab  al-risalah dan kitab al-nubuwwah adalah diterapkannya 

secara ketat kedua metode interpretasi, yakni metode ijtihad yang 

digunakan untuk memahami ayat-ayat muhkamat (kitab al-risalah) 

dan  metode  hermeneutika  takwil  yang  digunakan  untuk 
memahami ayat-ayat mutasyabihat (kitab al-nubuwwah). 

Diferensiasi pembacaan terhadap keduanya merupakan hal yang 

mesti dilakukan dan tidak bisa ditawar lagi. 

 
1) Ijtihad dengan Pendekatan Teori Limit 

 

Secara harfiah, term ijtihad berasal dari kata jahada yang berarti 

usaha  keras  dan  gigih.  Sedangkan  secara  terminologi,  ijtihad 

berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk 

menemukan jawaban atas problem, ketika al-Qur'an dan sunnah 

diam tidak memberikan jawaban.264 
 

Syahrur memang tidak secara tegas memberikan definisi dan 

penjelasan   tentang   apa   yang   dimaksud   dengan   ijtihad.   Hal 

tersebut   boleh   jadi   karena   istilah   tersebut   dianggap   sudah 

populer. Akan tetapi, pada aspek aplikasinya terlihat bahwa ijtihad 

dengan  pendekatan  teori  batas  (limit  theory)  adalah  sebuah 

metode untuk memahami ayat-ayat hukum muhkamat (al-risalah) 

sesuai  dengan  konteks  sosio-historis  masyarakat  kontemporer 

agar   ajaran   al-Qur'an   senantiasa   relevan   dan   kontekstual 

sepanjang masih dalam wilayah batas hukum (hududullah). 
 
 
 

 
263Abdullahi Ahmed al-Na‘im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, 

Human Right, and International Law, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan 
Amiruddin ar-Rany dengan judul Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak 
Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam, h. 45. 

 

264Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 186. 
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Teori limit tersebut mempunyai kontribusi yang signifikan bagi 

perkembangan metodologi interpretasi al-Qur'an, khususnya yang 

terkait dengan ayat-ayat hukum. Di antara kontribusi tersebut 

adalah: pertama, dengan teori limit, ayat-ayat hukum yang selama 

ini   dianggap   sudah   final   dan   pasti   tanpa   ada   alternatif 

pemahaman  lain  (qat‘iy  al-dalalah),  ternyata  memiliki 

kemungkinan untuk diinterpretasikan secara baru dan Syahrur 

mampu menjelaskannya secara metodologis dan 

mengaplikasikannya dalam penafsiran, melalui pendekatan 

matematis   (al-mafhum   al-riyadi);   kedua,   dengan   teori   limit, 

seorang interpreter akan mampu menjaga sakralitas teks, tanpa 
harus  kehilangan  kreativitasnya  dalam  melakukan ijithad  untuk 

membuka kemungkinan interpretasi, sepanjang masih berada 

dalam wilayah batas hukum Tuhan.265 
 

Bagi Syahrur, konsep ijtihad hanya berlaku dalam persoalan 

hukum yang telah disebutkan dalam teks al-Qur'an, yang di 

dalamnya memuat hududullah (batas-batas hukum). Ijtihad tidak 

berlaku  pada  ayat-ayat  yang  berisi  tentang  al-sya‘air  (ibadah 

ritual), mengingat hal itu bersifat ta‘abbudi sehingga penerapan 

ijithad dalam masalah tersebut justru merupakan bid‘ah. Dengan 

demikian, hal-hal yang sifatnya ritual cukup diterima begitu saja 

sebagai   sebuah   doktrin.   Demikian   pula   Syahrurberpendapat 

bahwa ijtihad tidak berlaku pada ayat-ayat yang berisi panduan 

akhlak (moral), seperti masalah larangan berdusta (kizb), hipokrit 

(nifaq), dan mengadu domba (namimah), sebab semua itu secara 

moral tentu tidak disukai dan telah diharamkan al-Qur'an sehingga 
tidak masuk dalam wilayah ijtihad. 

 

Konsep   risalah   mempunyai   karakter   fleksibilitas   dalam 

bingkai  hududullah  (batas-batas  hukum  Tuhan).  Sebuah 

paradigma yang memberikan ruang gerak yang dinamis, kreatif, 

dan dialektis di mana penetapan hukum tetap berada dalam wilayah   

antara   batas   minimal   (al-hadd   al-adna)   dan   batas maksimal 

(al-hadd al-a‘la). Kebebasan ruang ijtihad digambarkan dengan  

permainan  sepak  bola,  di  mana  para  pemain  dapat bermain   

bebas   selagi   dalam   batas-batas   waktu   dan   batas lapangan 

yang telah ditentukan.266 

 

 
 

265Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 187. 
 

266Muhammad Syahrur, , Nahw Usul jadid li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar‘ah 
"al-Wasiah, al-Irs, al-Qawamah, al-Ta‘addudiah, al-Libas", h. 143-144. Lihat juga Abdul 
Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 187-188. 
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Menurut Syahrur, kelebihan  risalah Islam adalah karena di 

dalamnya terkandung dua aspek gerakan, yakni gerakan konstan 

(istiqamah) dan gerakan dinamis (hanifiyyah).267  Kedua hal inilah 

yang menjadikan ajaran Islam menjadi fleksibel. Namun, fleksibilitas 

tersebut berada dalam bingkai hududulla (batas-batas hukum  

Tuhan).   Risalah  yang  dibawa  oleh  Nabi  Muhammad tidaklah 

bersifat ‘ainiyyah-haddiyah, yakni konkrit-operasional sebagaimana 

dalam risalah  para nabi sebelumnya,  akan  tetapi bersifat 

hududiyyah yang masih menyisakan ruang ijtihad di dalamnya.268 
 

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara istilah haddiyah 

dengan   hududiyyah.   Hukum-hukum   haddiyyah   bersifat  statis, 
tanpa alternatif, sedangkan hududiyyah bersifat dinamis dan 

memungkinkan adanya alternatif lain dalam interpretasi. Hudud 

dalam pandangan Syahrur tidak hanya berkaitan dengan ancaman 

hukuman,  tetapi  kebebasan  bertindak  sesuai  dengan  batasan 

yang ditetapkan Tuhan. Hududullah lebih dipahami sebagai 

lingkaran atau batas-batas Tuhan yang menempatkan manusia 

untuk   bertindak   dan   berijtihad.   Tidak   heran   jika   sebagian 

pengkritik Syahrurmenyatakan bahwa dia terpengaruh pemikiran 

Muktazilah.269 
 

Kerangka analisis teori hudud Syahrur dibangun atas dasar 

pemahaman terhadap dua karakter utama ajaran Islam, yakni 

dimensi istiqamah (gerak konstan) dan dimensi hanifiyyah (gerak 

dinamis). Kedua karakter tersebut senantiasa berdialektika (al- 

harakah al-jadaliyyah). Dengan demikian Islam akan senantiasa 

aktual seiring dengan perkembangan problem yang dihadapi umat 

manusia.270 
 

Kedua karakter ajaran Islam tersebut bersumber dari al- Qur'an. 

istilah istiqamah yang diderivasikan dari q-w-m yang secara bahasa,  

antara  lain,  berarti    al-intisab  aw  al-‘azm  (lurus,  kuat, tegak, atau 

kokoh) dipahami dari beberapa ayat al-Qur'an: QS. al- Fatihah/1: 6; 

al-An‘am/6: 153 dan 161; al-Saffat/37: 118. Sedangkan istilah 

hanifiyyah berasal dari akar kata h-n-f yang secara   etimologi   

berarti   al-mail   wa   al-inhiraf   (condong   dan 
 
 

267Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 447. 
 

268Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 445-446. 
 

269Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 195. 
 

270Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 447. 
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menyimpang),   diambil   dari   beberapa   ayat   al-Qur'an:   QS.   al- 

An‘am/6 : 79 dan 161; al-Rum/30: 30; al-Bayyinah/ 98: 5; al- 

Hajj/22: 31; al-Nisa'/4; 125; Yunus/10: 105; al-Nahl/ 16:120 dan 

23; dan Ali Imran/3: 67 dan 95. 
 

Dengan menginventarisasi ayat-ayat tersebut, 

Syahrurmenyimpulkan   bahwa   hanifiyyah  merupakan  "derivasi" 

atau "penyimpangan" dari sesuatu yang lurus (linier). Sedangkan 

istiqamah bermakna sesuatu yang lurus mengikuti jalan linier. 

Menurutnya, kedua sifat tersebut merupakan satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan dan bahkan menyatu menjadi kekuatan 

agama Islam.271 
 

Menurut Syahrur, kata hanif dalam ayat tersebut tidaklah 

bermakna "lurus". Akan tetapi, bermakna tagayyur (dinamis dan 
elastis). Kedua karakter tersebut (istiqamah dan hanifiyyah) 

merupakan basis tegaknya sepanjang masa karena Islam 

merupakan agama fitrah yang memiliki sifat hanif (dinamis-elastis) 

sehingga akan selaras dengan fitrah manusia dan hukum alam. 
 

Aspek istiqamah ajaran Islam merupakan hududullah (batas- 

batas hukum Tuhan), sehingga gerak dinamis (aspek hanifiyyah) 

yang dipresentasikan oleh putaran zaman dan ruang akan tetap 

berada dalam koridor hukum Tuhan. Dalam hal ini, manusia 

bergerak dalam ruang hanifiyyah, namun tetap berada dalam 

batasan istiqamah. Jika hal tersebut ditarik ke dalam ranah hukum 

Islam maka hanifiyyah berarti gerak dinamis mengikuti 

perkembangan dan perubahan ruang dan waktu, dan hanifiyyah 

(gerak  dinamis)  tersebut  senantiasa  tunduk  di  bawah  aturan 

hukum yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.272 

 
2) Hermeneutika Takwil dengan Pendekatan Saintifik 

 

Hermeneutika takwil yang diajukan Syahrur merupakan langkah 
prosedural  hermeneutis  dalam  pembacaan  al-qur'an.  takwil  - 

dalam pandangan Syahrur- merupakan derivasi dari kata awala yang 

dalam bahasa arab mengandung pengertian dua hal yang saling  

berseberangan  dan  berkebalikan  (af‘al  al-addad)  seperti yang 

terdapat pada QS. al-Hadid/57: 3 ". Selain itu, takwil juga dapat 

bermakna "berakhir/akhir" dari suatu perkara. 
 
 

271Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 447-448. 
Lihat juga, Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 196. 

272Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 449-450. 
Lihat juga, Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 196-197. 
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Ketika dikatakan misalnya, "inna al-sariqah tuawwal bi sahibiha ila 

al-sijn" maka makna yang dimaksud adalah "tindak pencurian itu 

"pada akhirnya" mengantarkan pelakunya ke penjara. 
 

Takwil secara terminologi, Syahrur mengartikannya dengan 

"menjadikan ayat menemui akhir pemaknaan”, baik berupa hukum 

teoretis-logis atau realitas objektif secara langsung yang dapat 

ditangkap secara indrawi. Dalam pengertian lain, ayat-ayat 

mutasyabihat yang berisi informasi mengenai teori-teori ilmu 

pengetahuan yang tadinya masih merupakan kebenaran teoretis 

rasional atau berupa realitas objektif di luar kesadaran manusia 

akan berubah menjadi sebuah teori (qanun) yang sesuai dengan 
akal  dan  realitas  empiris  setelah  dilakukan  pentakwilan 

atasnya.273    Metode  takwil  yang  diajukan  Muhammad  Syahrur 

dalam pembacaan ayat-ayat mutasyabihat (kitab al-nubuwwah) 

dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran informasi teoretis al- 

qur'an agar sesuai dengan realitas empiris ilmu pengetahuan. Takwil 

tersebut merupakan upaya harmonisasi sifat absolut ayat- ayat al-

qur'an dengan pemahaman relatif interpreter (subut al-nas wa 

harakah al-muhtawa).274 
 

Definisi yang dikemukakan  Syahrur     tersebut sangat jelas 

terlihat dipengaruhi pandangan positivisme logis demikian halnya 

dengan   empirisisme   dengan   kecenderungannya   pada   dunia 

realitas dan indrawi dalam pembacaan al-qur'an dan khususnya 

ayat-ayat mutasyabih.275 Hal tersebut berangkat dari asumsi dasar 

yang   dipegangi   oleh   Muhammad   Syahrur   berkaitan   dengan 

metode takwil. Pertama, revelation does not contradict with reason 

(wahyu tidak bertentangan dengan akal); dan  kedua, revelation 

does not contradict reality (wahyu tidak bertentangan dengan 

realitas)276. Oleh karena itu, Syahrur menyerukan agar al-Qur'an 
senantiasa dibaca dan dipahami bukan melalui prisma abad 

yurisprudensi (klasik) melainkan  "seolah-olah al-Qur'an baru saja 
 
 

 
273Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 194. Lihat 

juga, Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 211, Imro'atul Mufidah, 
Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Syahrur dalam Kurdi, dkk, Hermeneutika Al-  
Qur'an dan Hadis, h. 305. 

 

274Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 196-197. 
 

275Imro'atul  Mufidah,  Hermeneutika  Al-Qur'an  Muhammad  Syahrur  dalam 
Kurdi, dkk, Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis, h. 305-306. 

 

276Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 194 
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diturunkan dan Nabi Muhammad baru saja menyampaikannya".277 

Hal ini dimaksudkan sebagai ketidakterbatasan pemahaman 

terhadap al-Qur'an yang mengandung karakter relativitas sejarah 

(sairurah) yang tentu akan berbeda pada setiap masyarakat yang 

telah mengalami "kondisi menjadi" (sairurah).278  Berbeda dengan 

Fazlurrahman   dan   Bint   al-Syathi   yang   berusaha   menangkap 

original meaning dari suatu ayat, Syahrur berpandangan bahwa al- 

Qur'an akan menemukan maknanya dalam konteks. Adapun 

konteks di mana teks tersebut berbicara tentangnya, maka hal 

tersebut lebih kepada sebuah kontekstualisasi. Bagi Syahrur, 

kehidupan Nabi Muhammad saw. adalah sebuah variasi pertama 
dari penafsiran al-Qur'an, bukan satu-satunya dan juga yang 

terakhir. 
 

Otoritas Nabi Muhammad saw. hanya sebagai penerima dan 

penyampai yang berperan sebagai teladan dalam kehidupan ril, 

akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa penafsiran Nabi 

Muhammad saw. tidak bersifat lokal karena interpretasi tersebut 

merupakan respon terhadap konteks yang menyelimuti. Dari sini 

terlihat Syahrursearah dengan pandangan Gadamer yang lebih 

menekankan pentingnya signifikansi atau kontekstualisasi sebuah 

teks dalam kehidupan masa kini.279 
 

Berangkat dari hal tersebut, menurut Syahrur, takwil harus 

seiring dengan laju perkembangan nalar manusia. Hal itu 

berdasarkan pada asumsi bahwa teks al-Qur’an bersifat tetap, 

sementara pemahaman terhadap kandungannya bersifat dinamis 

(sairurah-on going process).280 Dalam hal ini, Syahrurmembedakan 

dua macam takwil, yakni: ta'wil hissi dan ta'wil nadzari. 
 

E. Tawil hissi (indrawi/empiris), yakni takwil al-qur'an yang sesuai 

dengan realitas objektif. Pada point ini, tugas interpreter adalah 

menyinkronkan   sebuah  pembacaan   terhadap  ayat-ayat   al- 

qur'an dengan realitas empirik. Hal ini sejalan dengan penjelasan 
QS. al-An‘am/6: 67: li kulli naba'in mustaqarr wa sawfa ta‘lamun 

(untuk tiap-tiap berita yang dibawa oleh rasul- 
 

 
277Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 44. 

 

278Imro'atul  Mufidah,  Hermeneutika  Al-Qur'an  Muhammad  Syahrur  dalam 
Kurdi, dkk, Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis, h. 306. 

 

279Imro'atul  Mufidah,  Hermeneutika  Al-Qur'an  Muhammad  Syahrur  dalam 
Kurdi, dkk, Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis, h. 309-310. 

 

280Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 212-213. 
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rasul ada waktu terjadinya dan kelak engkau akan 

mengetahuinya).281 Dengan demikian, ta'wil hissi tersebut 

bersifat induktif-empiris, yakni berangkat dari realitas menuju 

teks. 
 

F. Ta'wil nazari (teoretis), yaitu takwil yang dilakukan dengan 

melakukan   peneltian   (istiqra')   dan   penyimpulan   (istintaj) 

dengan  merumuskan  teori-teori  filsafat  dan  teori-teori  ilmiah 

dari ayat al-qur'an. Sebagaimana uraian QS. Fussilat/41: 53: 

sanurihim ayatina fi al-afaq … (kami akan memperlihatkan 

kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di setiap penjuru 

…).282  Model takwil ini bersifat deduktif, yakni berangkat dari 
teks  menuju  realitas.  Kecenderungan  penafsiran  seperti  ini 

yang oleh J.J.G Jansen - sebagaimana dikutip Abdul Mustaqim - 

disebut sebagai tafsir ilmiah (scientific exegesi), suatu penafsiran 

yang berusaha melakukan pembuktian bahwa teori sains modern 

tidak bertentangan dengan al-Qur'an.283 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

281Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 193. 
 

282Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu‘asirah, h. 193. 
 

283Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 214. 
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RELEVANSI PEMIKIRAN 

HERMENEUTIKA SYAHRURDENGAN 

ISU KONTEMPORER 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A. Al-Qur’an dan Isu Pluralisme 

 

onsep  Iman  dan  Islam  merupakan  salah  satu  konsep 

teologi Islam yang paling fundamental, hal inilah yang 

mendasari   para   sarjana   Islam   meletakkannya   sebagai 

pokok pembahasan dalam literatur studi Islam. lebih dari itu, peta 

keberimanan dan keberislaman juga telah menyebabkan lahirnya 

pertumpahan darah akibat klaim kafir dari sebagian kelompok 

terhadap kelompok lain yang dianggap di luar lingkaran Islam- iman.  

Terlebih  jika  hal  itu  ditunggangi  oleh  kepentingan  politik 
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(political   interest)   tertentu.284     Berangkat   dari   hal   tersebut, 

meninjau ulang konsep Iman dan Islam yang selama ini telah 

dirumuskan oleh sarjana klasik Islam menjadi sangat penting. 

Terutama jika dikaitkan dengan isu pluralisme agama. 
 
  

Paham pluralism terkait erat dengan paham inklusif yang 

cenderung lebih terbuka, pluralistik,  dan  ingin  menciptakan  

pluralitas  agama  ini  tidak menjadi pemicu konflik sosial, tetapi 

menjadi alat pemersatu bangsa dengan landasan saling menghargai 

satu sama lain dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Aliran ini 

dipresentasikan oleh para pemikir Islam modern-kontemporer dan 

kelompok Islam moderat yang cenderung bersikap inklusif, dan 
terkadang sangat pluralis-relativis.286 

 

Dalam tradisi pemikiran Islam, inklusivisme dimulai dengan 

penggalian pengertian Islam, bukan sebagai organized religion 

(agama   terlembaga),   melainkan   dalam   rohani.   Islam   artinya 

pasrah sepenuhnya (kepada Tuhan), sikap yang menurut penganut 
 

 
 

284Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer (Cet. II; Yogyakarta: LKiS 
Group, 2012), h. 228. 

 

285Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 229. 
 

286Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 229. 
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paham inklusif merupakan inti ajaran agama yang benar di sisi 

Tuhan.  Karena  itu,  semua  agama  yang  benar  disebut  Islam. 

Banyak ayat al-Qur'an yang menyebutkan bahwa para nabi dan 

rasul terdahulu mengajarkan al-islam. 
 

Hal ini yang kemudian mendasari dikembangkan suatu teologi 

Islam inklusif yang didasarkan pada al-Qur'an. Faham ini 

menegaskan bahwa agama semua nabi pada dasarnya adalah sama 

dan satu, yaitu Islam, meskipun syariatnya berbeda-beda sesuai 

dengan zaman dan tempat khusus para nabi. Pandangan inklusif  

tersebut  merupakan  pondasi  bagi  perkembangan pluralisme 

agama. Demikian sebaliknya, pluralisme agama hanya bisa 
dibangun dengan pondasi inklusivisme.287  Istilah pluralisme, 

awalnya mulanya merupakan terminologi filsafat yang berkembang 

di Barat. Term ini lahir dari pertanyaan ontologis tentang “yang ada”. 

Dalam menjawab pertanyaan tersebut kemudian muncul empat 

aliran yaitu: monisme, dualisme, pluralisme, dan agnotisisme.288 
 

Jika perspektif pluralisme digunakan untuk melihat fenomena 

aliran  keagamaan,  maka  lahirlah  pandangan  bahwa:  (1) 

kebenaran yang diakui oleh setiap aliran (agama) bersifat nisbi- 

relatif. Dengan kata lain, tidak ada kebenaran tunggal; (2) 

kebenaran yang diakui oleh setiap aliran memiliki nilai yang sama 

dan tidak satupun berada di atas yang lainnya; (3) aliran keagamaan   

harus   diperlakukan   sebagai   entitas   eksistensial mandiri yang 

menganut pandangan filsafat dan sistem nilai sendiri yang dapat 

diungkapkan dalam berbagai bentuk dan tradisi. Hal ini berarti 

bahwa setiap aliran keagamaan tidak bisa direduksi dan dipaksa  

bersatu  dengan  aliran  lain,  dan  tidak  satupun  aliran 
 
 
 
 
 

287Budhy Munawar Rachman, Perspektif Global Islam dan Pluralisme dalam M. 
Dawam Rahardjo, dkk, Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia ( Cet. I; Jakarta: KEMI, 
2011), h. 259. 

 

288Monisme berpandangan bahwa yang ada itu hanya satu, yaitu yang serba 
spirit, serba roh, serba ideal, dikenal dengan monism idealism dipelopori oleh Plato. 
Dualisme beranggapan bahwa yang ada itu terdiri dari dua hakekat, yakni materi dan 
roh, aliran ini dipelopori oleh Descartes. Pluralisme beranggapan bahwa yang ada itu 
bukan saja terdiri dari materi dan roh atau ide, tetapi terdiri dari banyak unsur. 
Agnotisisme beranggapan bahwa manusia tidak sanggup mengetahui hakekat materi 
dan rohani termasuk yang transenden. M. Zainuddin, Filsafat Ilmu: Perspektif 
Pemikiran Islam (Jakarta, Lintas Pustaka, 2006), h. 25-26. 
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keagamaan yang bisa meniadakan aliran yang lain.289  Paradigma 

tersebut dapat dipakai untuk merespon persoalan yang dihadapi 

oleh Islam sebagai agama, maupun Islam sebagai ideologi yang 

dewasa ini sedang menghadapi krisis, yang sering diistilahkan 

dengan “islamisme”. Dalam kondisi tersebut, Islam menjadi runyam, 

karena Islam dihadirkan sebagai agama kekerasan dan sumber 

terorisme global.290 Beragam teologi kemudian dimajukan untuk 

melegitimasi tindak kekerasan, mulai dari “teologi pemusyrikan”,  

“teologi  pengkafiran”,  “teologi  penyesatan” terhadap umat lain 

yang berujung pada kematian yang datang sebagai manifestasi 

keberingasan tafsir agama.291 
 

Dari  sudut  historis-materialisme,  paradigma  tersebut  tidak 

lahir dari ruang hampa. Sejarah Islam diwarnai oleh pedang dan 
darah kemanusiaan. Walaupun gejala tersebut nampak juga pada 

sejarah semua agama-agama dunia, terutama agama-agama 

monoteis atau agama samawi. Dengan agama samawi, manusia 

telah menjadi penguasa yang otoriter, padahal Tuhan dalam al- 

Qur'an telah mewanti wanti agar manusia mengikuti amanah agar 

tidak membuat kerusakan di muka bumi, tetapi justru harus 

menyejahterakan. Kerusakan di darat dan di laut adalah akibat 

ulah manusia (QS. al-Baqarah/2: 205; al-Syu‘ara/26: 151-152).292 
 

Fenomena ini kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa 

terjadi kesalahan persepsi dalam melihat Islam?. Jawabannya 

adalah karena umat Islam tidak memiliki paradigma yang tepat. 

Thomas Kuhn - sebagaimana dikutip M. Dawam Rahardjo - 

mengatakan, bahwa krisis pengetahuan dan pemahaman akan 

terjadi  ketika  kerangka  berpikir  yang  diamini  tidak  tepat  lagi 
 
 
 
 
 

289M.M. Billah, “Pluralitas Agama di Indonesia; Memilih Kerangka Pemahaman 

atas Keberadaan Aliran Keberagamaan dari Perspektif Teologi dan HAM”, Makalah 
(Malang: UIN Malang, 2007), h. 10. 

 

290Pengantar M. Dawam Rahardjo dalam Budhy Munawar Rahman, Argumen 
Islam untuk Pluralisme "Islam Progressif dan Perkembangan Diskursusnya" (Jakarta: 
Grasindo, 2010), h. xxii. 

 

291Abdul Moqsith Gazali, Menegaskan Kembali Pembaruan Pemikiran Islam 
dalam M. Dawam  Rahardjo,  dkk,  Pembaruan  Pemikiran  Islam Indonesia  ( Cet. I; 
Jakarta: KEMI, 2011), h. 2. 

 

292Pengantar M. Dawam Rahardjo dalam Budhy Munawar Rahman, Argumen 
Islam untuk Pluralisme "Islam Progressif dan Perkembangan Diskursusnya", h. xxii. 
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dipakai untuk memahami dunia.293 Menurut Khun, dalam 

menghadapi masalah baru, suatu paradigma yang tidak mampu 

menjelaskan fenomena baru itu, tidak akan mampu memecahkan 

persoalan manusia. 
 

Sebagaimana  Khun,  Aboe  el-Fadl  yang  juga  seorang  ahli 

hukum Barat maupun fikih meskipun sangat mengagumi warisan 

intelektual Islam, merasa pesimis, bahwa paradigma klasik masih 

mampu memecahkan problema dunia modern yang sudah jauh 

berbeda dari priode klasik dan priode pertengahan Islam ketka 

ilmu fikih dirumuskan menjadi paradigma dan ilmu pengetahuan 

(normal   science).294     Demikian   halnnya   konsensus-konsensus 
besar  dalam  pemikiran  Islam  di  bidang  kalam,  filsafat,  dan 

tasawuf yang telah menghegemoni dan mendominasi 

keberagamaan umat Islam.295 
 

Tantangan di atas mempertegas momentum penting hadirnya 

pembaruan pemikiran Islam. Bagaimanapun, pemikiran Islam 

merupakan akar dari sikap keberagamaan yang kemudian akan 

menggerakkan  masyarakat  muslim.  Sikap  keberagamaan, 

berwajah ramah kemanusiaan atau sebaliknya itu bermula dari 

bagaimana seorang muslim mengakrabi agamanya sendiri. Karena 

itu,  gagasan  pembaruan  sudah  semestinya  menawarkan 

pemikiran yang bisa berkomunikasi secara dinamis dan kreatif 

dengan lingkungan terdekatnya.296 
 

Namun  pertanyaannya,  dari  mana  pembaruan  pemikiran 

Islam  mesti  dimulai?  Tentu  pertama-tama  dengan  membenahi 

cara pandang terhadap al-Qur'an, memahami pokok risalah 
kenabian, lalu mengambil sikap yang tepat terhadap khazanah 

pemikiran  dan  karya  sarjana  klasik  Islam,  serta  menempatkan 

akal dan memfungsikannya dalam proses pembacaan al-Qur'an. 

Al-Qur'an memberikan metafora menarik mengenai tak abadinya 

keberlakuan sesuatu yang lama. Al-Qur'an mengisahkan mengenai 
 

 
 

293Pengantar M. Dawam Rahardjo dalam Budhy Munawar Rahman, Argumen 
Islam untuk Pluralisme "Islam Progressif dan Perkembangan Diskursusnya", h. xxiv. 

 

294Pengantar M. Dawam Rahardjo dalam Budhy Munawar Rahman, Argumen 
Islam untuk Pluralisme "Islam Progressif dan Perkembangan Diskursusnya", h. xl. 

 

295Pengantar M. Dawam Rahardjo dalam Budhy Munawar Rahman, Argumen 
Islam untuk Pluralisme "Islam Progressif dan Perkembangan Diskursusnya", h. xxxix. 

 

296Pengantar M. Dawam Rahardjo dalam M. Dawam Rahardjo, dkk, Pembaruan 
Pemikiran Islam Indonesia, op. cit., h. vii. 
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perilaku Ashab al-Kahfi (para pemuda yang tertidur lama dalam gua) 

yang harus menukar koin, karena koin lama sudah tak laku lagi.297  

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan isu pluralisme diperlukan 

sebuah metodologi pembacaan al-Qur'an. Dalam hal ini, Syahrur 

memberikan kategorisasi terhadap al-Qur'an. Pertama, kitab al-

nubuwwah  yang  memuat ayat  mutasyabihat yaitu  ayat- ayat yang 

memuat tentang hakikat objektif di luar kesadaran manusia.298 
 

Ayat   mutasyabih   secara   redaksional   memiliki   ciri   atau 

karakter tetap pada bentuk tekstualnya, berubah dan relatif pada 

aspek pemahamannya sesuai dengan perkembangan nalar 

keilmuan.299  Wujud objektif yang dimaksud adalah sesuatu yang 
benar-benar  wujud  secara  objektif,  baik  hal  itu  diketahui  atau 

tidak, diimani ataupun diingkari. Hal tersebut tidak dapat diubah 

karena  berada  di  luar ikhtiar,  kesadaran,  dan  pilihan manusia. 

Sebagai contoh adalah informasi tentang kematian, hari kiamat, 

surga  dan  neraka.  Pemahaman  terhadap  hal  tersebut  hanya 

tunduk di bawah aturan-aturan penelitian ilmiah-objektif seperti 

disiplin ilmu filsafat, kosmologi, fisika, kimia, biologi, dan disiplin 

ilmu natural.300 
 

Olehnya itu, ayat fondasional (kitab al-nubuwah) yang bersifat 

universal  objektif  demikian  tidak  boleh  disuspendir  dan 

dihapuskan.  Ia  bersifat  abadi  dan  lintas  batas  etnis  maupun 

agama. Karena, setiap agama mengusung pokok-pokok ajaran 

fungsional itu.301Adapun takwil yang diajukan dalam hal ini bersifat 

marhali (tentatif-temporal).302 Kedua, ayat partikular (kitab al- 

risalah) yang bersifat subjektif dan partikular-kontekstual- 

spesifik,303    yang  merupakan  petunjuk  bagi  orang-orang  yang 
 
 

297Abdul  Moqsith  Gazali,  Menegaskan  Kembali  Pembaruan  Pemikiran  Islam 
dalam M. Dawam Rahardjo, dkk, Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia, h. 1. 

 

298Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira'ah Mu‘ashirah (Damaskus: 
Dar al-Ahali, 1990), h. 62. 

 

299Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira'ah Mu‘ashirah, h. 37. 
 

300Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira'ah Mu‘ashirah, h. 103-105. 
 

301Abdul Moqsith, Menegaskan Kembali Pembaruan Pemikiran Islam dalam M. 
Dawam Rahardjo, dkk, Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia, h. 5. 

 

302Abdul Moqsith, Menegaskan Kembali Pembaruan Pemikiran Islam dalam M. 
Dawam Rahardjo, dkk, Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia, h. 145 

 

303Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira'ah Mu‘ashirah, h. 38. 
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bertakwa (hudan li al-muttaqin) dan sebagai pelengkap bagi 

pengetahuan yang telah diwahyukan dalam dimensi nubuwwah.304 

Ayat tersebut berbicara tentang kaidah-kaidah bertindak bagi 

manusia, berupa sya‘air (shalat, zakat, puasa, haji, dan selainnya), 

mu‘amalah   (interaksi   sosial),   akhlak,   maupun   aturan   hudud 

(batas-batas  hukum)  yang  terdapat  dalam  ayat-ayat  muhkamat 

atau yang disebut umm al-kitab.305  Adapun interpretasi terhadap 

kitab al-risalah disesuaikan dengan konteks sosio-historis yang 

dihadapi.306 
 

Dengan demikian, ayat partikular tersebut tidak seharusnya 

dipaksakan untuk diformulasi ke dalam sebuah perangkat undang- 
undang sebagai sesuatu yang mengikat dan universal. Namun, 

Syahrurmelihat hal tersebut bukan berarti meninggalkan 

sepenuhnya batas-batas ketentuan Tuhan yang tertera dalam teks. 

Akan tetapi dalam hal ini, Syahrurmelakukan pembacaan terhadap 

ayat-ayat partikular tersebut dengan teori limitnya. 
 

Hal ini berangkat dari asumsi Syahrurbahwa segala entitas 

material yang ada di jagad raya ini memiliki watak berubah-ubah 

(hanifiyyah) yang merupakan kualitas natural yang secara intrinsik 

(fitrah-hukum alam) berada dalam alam material objektif. Dengan 

demikian Islam sebagai al-din al-hanif berarti agama dinamis dan 

seirama dengan realitas.307 
 

Kondisi tersebut akan berimplikasi terjadinya perubahan dan 

pergeseran dalam hukum, tradisi, dan yang serupa dengan hal itu. 

Dengan demikian, diperlukan sebuah kontrol pengendali 

perubahan-perubahan tersebut. Dalam hal ini, menurut Syahrur, 

konsep istiqamah merupakan solusi untuk mengatasi perubahan- 

perubahan tersebut.308  Namun hal tersebut tidak berarti bahwa 

Tuhan menginginkan penghapusan terhadap hukum alam 
(hanifiyyah) tersebut, akan tetapi untuk membentuk hubungan 

dialektika  antara  kedua  karakter  (al-sabit  wa  al-mutagayyirat) 
 
 

 
304Imro'atul  Mufidah,  Hermeneutika  Al-Qur'an  Muhammad  Syahrur  dalam 

Kurdi,  dkk,  Hermeneutika  Al-Qur'an  dan  Hadis  (Cet.  I;  eLSAQ  Press:  Yogyakarta, 
2010), h. 303. 

 

305Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira'ah Mu‘ashirah, h. 38, 446. 
 

306Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira'ah Mu‘ashirah, h. 105, 447. 
 

307Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira'ah Mu‘ashirah, h. 449. 
 

308Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira'ah Mu‘ashirah, h.449 
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tersebut sebagai ciri khas Islam (salih li kulli zaman wa makan).309 

Olehnya itu, Teori limit tersebut menurutnya merupakan dekrit ilahi 

(divine  decree)  yang  digambarkan  Tuhan  dalam  seperangkat 

wahyu. 
 

Kategori ayat seperti itu kiranya dapat membantu umat Islam 

dalam memahami pesan dasar al-Qur'an. Bahwa dalam al-Qur'an, 

ada ayat yang statis-tak berubah (al-sawabit) dan ada ayat yang 

maknanya sangat kontekstual; dinamis dan lentur (al- mutagayyirat). 

Yang tetap, didogma-statiskan, sementara terhadap al-

mutagayyirat,  didinamisasi dan  kontekstualisasikan  (tasbit  al- 

sawabit wa tagyir al-mutagayyirat). Sehingga, sangat tidak tepat 
ketika mendogmakan yang kontekstual, dan menkontekstualkan 

yang statis (tasbit al-mutagayyirat wa tagyir al-sawabit).310 
 

Selain   itu,  umat   Islam  diperintahkan  mengucapkan  dua 

kalimat  syahadat.  Syahadat  pertama  (asyhadu  an  la  ilaha  illa 

Allah) merupakan syahadat primordial. Janji awal untuk bertuhan 

hanya kepada Allah Yang Esa, bukan kepada yang lain, sebagaimana 

dipaparkan ayat "alastu bi rabbikum qalu bala syahidna". Sementara 

syahadat kedua (wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah) 

merupakan syahadat komunal. Pada syahadat pertama, umat Islam 

dengan umat agama lain bisa berjumpa.311 
 

Titik  temu  akan  bisa  dicapai  pada  tingkat  makrifat  dan 

hakikat,  meminjam  istilah  Sayyed  Hossen  Nasr.312   Sementara, 

pada syahadat kedua, umat Islam dengan umat agama lain bisa 

berpisah. Hal itu berarti memaksakan agama lain agar meyakini dan 

mengakui kenabian Muhammad saw. dan meyakini detail syariat 

yang dibawanya tidak bisa dipaksakan.313 Persoalan itu merupakan 

persoalan ikhtiyar (pilihan yang bisa diterima dan bisa ditolak) 

manusia, dan hal itu yang kemudian mendasari adanya 
 

 
309Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira'ah Mu‘ashirah, h. 450. 

 

310Abdul Moqsith, Menegaskan Kembali Pembaruan Pemikiran Islam dalam M. 
Dawam Rahardjo, dkk, Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia, h. 5-6. 

 

311Abdul Moqsith, Menegaskan Kembali Pembaruan Pemikiran Islam dalam M. 
Dawam Rahardjo, dkk, Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia, h. 6. 

 

312Pengantar M. Dawam Rahardjo dalam Budhy Munawar Rahman, Argumen 
Islam untuk Pluralisme "Islam Progressif dan Perkembangan Diskursusnya", h. lx. 

 
313Abdul Moqsith, Menegaskan Kembali Pembaruan Pemikiran Islam dalam M. 

Dawam Rahardjo, dkk, Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia, h. 6. 
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taklif. Meskipun demikian, al-Qur'an menegaskan bahwa tidak ada 

paksaan dalam agama (QS. al-Baqarah/2: 256).314  Islam adalah 

agama yang sangat terbuka. Hal ini terbukti dari hadis Nabi yang 

kemudian  menjadi  dasar  penetapan  rukun  iman  umat  Islam, 

berupa perintah untuk mengimani seluruh nabi-nabi dan utusan 

Tuhan. Rasul diperintahkan untuk berkata “aku bukanlah yang 

pertama dan hanya salah satu dari ribuan nabi-nabi itu” (ma kuntu 

bid‘an min al-rusul). Nabi Muhammad hanyalah salah satu dari 

ribuan nabi-nabi.315 
 

Sebagian  ajaran  yang  dibawa  Nabi  Muhammad  ada  yang 

baru, dan sebagiannya lebih merupakan pengembangan dan 
modifikasi dari ajaran para nabi sebelumnya. Hal ini ditegaskan oleh 

firman Tuhan, “inna haza lafi al-suhufi al-ula suhuf Ibrahim wa 

Musa”.316  Pokok-pokok ajaran moral al-Qur'an sudah ada dalam 

mushaf-mushaf yang pertama, yaitu mushaf Nabi Ibrahim dan 

Mushaf Nabi Musa. Secara sederhana, risalah kenabian yang 

dibawa para nabi adalah sebagai berikut: 
 

Pertama, risalah kenabian adalah risalah tauhid. Semua nabi, 

termasuk  Nabi  Muhammad  membawa  ajaran  tauhid.  Bahwa 

Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang Esa. Meskipun yang 

menjadi problematik adalah pada tingkat konseptualisasinya. 

Agama Yahudi, Kristen, dan Islam berbeda dalam merumuskan 

soal keEsa-an Tuhan. Di internal Islam sendiri juga terdapat 

perbedaan tajam antara Muktazilah, Asy‘ariah, juga Maturidiyyah 

dalam menjelaskan keesaan Tuhan. Hal ini tidak mengherankan 

karena Tuhan yang Esa dan Mutlak tak mungkin dijelaskan oleh 

manusia yang relatif. Karenanya, diperlukan kerendahan hati dari 

setiap  manusia  untuk  tidak  mengabsolutkan  konsep 

ketuhanannya. Sekiranya setiap orang mengklaim bahwa rumus 
ketuhanan versi dirinya adalah paling benar, maka hal itu justru 

mengecilkan kebesaran Tuhan yang tak terhingga.317 Proposisi- 

proposisi teologis yang digambarkan al-Qur’an seperti Tuhan 

sebagai Yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui tidak berubah. 
 
 

314Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira'ah Mu‘ashirah, h. 105. 
 

315Abdul Moqsith, Menegaskan Kembali Pembaruan Pemikiran Islam dalam M. 
Dawam Rahardjo, dkk, Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia, h. 6. 

 
316Abdul Moqsith, Menegaskan Kembali Pembaruan Pemikiran Islam dalam M. 

Dawam Rahardjo, dkk, Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia, h. 6. 
 

317Abdul Moqsith, Menegaskan Kembali Pembaruan Pemikiran Islam dalam M. 
Dawam Rahardjo, dkk, Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia, h. 7. 
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Akan tetapi yang berubah dan berbeda adalah pemahaman atau 

penafsiran tertentu tentang proposisi-proposisi tersebut.318 
 

Kedua, risalah kenabian adalah risalah kemanusiaan. Setiap 

nabi mengusung nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu poin dalam 

Khutbah Wada‘ yang terkenal adalah penegasannya akan 

penghargaan terhadap manusia. "inna dimaakum wa amwalakum 

wa rada’akum haramun ‘alaikum ka hurmati yaumikum haza wa 

baladikum haza". 
 

Perbedaan  keyakinan dan  agama  pun  bukan alasan untuk 

merendahkan kemanusiaan seseorang, terlebih lagi untuk 

membunuh. Perkara keyakinan adalah perkara individual antara 
manusia dengan Tuhannya dan Tuhan membuka pintu kebebasan 

bagi manusia untuk memilih suatu agama atau keyakinan. La ikraha 

fi al-din (tak ada paksaan dalam soal agama). Sejarah menunjukkan 

bahwa hubungan harmonis antara Nabi Muhammad dengan  para  

tokoh  agama  lain.  Mulai  dari  kebiasaan  tukar menukar hadiah 

antara Nabi Muhammad dan Muqauqis (raja Iskandariah Mesir) 

yang Kristen sampai kepada keikutsertaan Mukhairiq (tokoh Yahudi 

Madinah) dalam perang Uhud bersama Nabi. 
 

Ketiga, traktat kenabian adalah traktat etik dan bukan traktat 

politik. Sa'id al-‘Asymawi - sebagaimana dikutip Abdul MoQS.ith - 

mengatakan bahwa Tuhan menghendaki Islam sebagai agama, 

akan tetapi para pemeluknyalah yang membelokkannya menjadi 

politik (inna Allah arada al-Islama dinan wa arada bihi al-nas an 

yakuna  siyasatan).  Hal  itu  yang  menyebabkan  tidak  adanya 

perintah eksplisit dalam  al-Qur'an agar Nabi  Muhammad 

mendirikan sebuah negara. Pengelolaan pemerintahan Madinah 

adalah improvisasi politik sementara Nabi Muhammad ketika 

pengaturan pemerintahan yang ideal dan efektif belum ditemukan. 
Sebab terkait urusan diniawi, Nabi Muhammad menyerahkan 

kepada umatnya “antum a‘lamu minni bi umuri dunyakum”.319 
 

Komunitas  Madinah  pada  zaman  Nabi  Muhammad  sendiri 

lahir dari suatu masyarakat plural. Hal ini yang kemudian melahirkan 

piagam Madinah yang menjadi konstitusi masyarakat 
 

 
 

318Adnan Aslan, Pluralisme Agama dalam Filsafat Islam dan Kristen “Sayyed 
Hossein Nasr dan Jhon Hick” (Cet. I; Bandung: Alifya, 2004), h. 64. 

 
319Abdul Moqsith, Menegaskan Kembali Pembaruan Pemikiran Islam dalam M. 

Dawam Rahardjo, dkk, Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia, h. 8. 
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Madinah pada waktu itu. Pada waktu piagam Madinah dirumuskan 

dan disetujui, komunitas Islam masih merupakan minoritas. 

Komunitas terbesar adalah Yahudi, ditambah dengan komunitas 

Kristen dan penganut kepercayaan Pagan. 
 

Dalam masyarakat  plural itu,  justru Nabi  berperan  sebagai 

pemersatu, tanpa melebur ke dalam suatu masyarakat tunggal. 

Dalam kontrak sosial (social contract) itu, identitas kelompok tetap 

diakui, namun mereka tetap menjalin solidaritas, itulah hakekat 

pluralisme  yang  merupakan  reaktualisasi  pluralitas  di  zaman 

klasik  Islam.  Dunia  Islam  sejak  awal  perkembangannya 

merupakan   pluralitas   dan   karenanya,   mendekatinya   adalah 
dengan pluralisme yang merayakan keragaman sebagai rahmat.320 

 

Penolakan terhadap pluralisme di zaman modern ini dilatar 

belakangi oleh beberapa persepsi. Pertama, jika pluralitas 

mendapat tempat di kalangan umat Islam sebagai sunnatullah. Tapi, 

tidak demikian dengan pluralisme, karena dianggap sebagai 

ancaman terhadap akidah. Kedua, pluralisme akan mengaburkan 

identitas, karena dalam pluralisme, kebenaran mutlak akan 

digantikan dengan kebenaran relatif. Kebenaran tidak lagi tunggal 

melainkan plural. Hal ini didasarkan pada pemahaman umat Islam 

terhadap ayat al-Qur'an bahwa “agama yang diakui oleh Tuhan 

adalah Islam”. Ketiga, pengakuan terhadap kebenaran semua 

agama akan mengancam eksistensi agama dan akan terjadinya 

sinkretisme agama-agama yang melahirkan agama publik (public 

religion) yang meramu ajaran semua agama.321  Sementara bagi 

mereka,  akidah  adalah  kunci  keselamatan  dan  satu-satunya 

agama yang benar adalah Islam dengan dasar bahwa agama bagi 

Allah   itu   adalah   Islam   “inna   al-din   ‘inda   Allah   al-Islam”. 

Implikasinya adalah bahwa di luar Islam tidak ada jalan 
keselamatan.322 

 

Husein Muhammad memandang bahwa inkonsistensi antara 

apa yang dinyatakan al-Qur'an “Tuhan Maha Rahman dan Rahim 

(Kasih dan Sayang) dengan kemarahan dan kebencian dari umat 
 
 
 

320Pengantar M. Dawam Rahardjo dalam Budhy Munawar Rahman, Argumen 
Islam untuk Pluralisme "Islam Progressif dan Perkembangan Diskursusnya", h. xlix. 

 

321Pengantar M. Dawam Rahardjo dalam Budhy Munawar Rahman, Argumen 
Islam untuk Pluralisme "Islam Progressif dan Perkembangan Diskursusnya", h. l 

 

322Pengantar M. Dawam Rahardjo dalam Budhy Munawar Rahman, Argumen 
Islam untuk Pluralisme "Islam Progressif dan Perkembangan Diskursusnya", h. lli.  
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penyembah Sang Maha Rahman dan Rahim, mengharuskan untuk 

melihat kembali pemahaman kita terhadap Islam dan kaitannya 

dengan diskursus  pluralisme”.323   Nurkholis  Madjid 

mengungkapkan   bahwa   “Islam”   menurut   makna   generiknya, 

adalah sikap berserah diri kepada “Tuhan”. Karena itu, agama 

yang diridhai oleh Allah adalah agama yang berserah diri kepada 

Allah. Nurkholis menegaskan bahwa agama-agama yang diajarkan 

oleh para nabi, termasuk nabi-nabi Yahudi, adalah Juga Islam, 

karena inti ajarannya adalah berserah diri kepada Allah.324  Nabi 

Muhammad sebagai utusan hadir untuk mengajarkan kembali 

prinsip kepasrahan tersebut. Sebagaimana pernyataan QS. al- 
Baqarah/2:132.  

 

“Dan Ibrahim telah Mewasiatkan ucapan itu kepada anak- 

anaknya,  demikian  pula  Ya'qub.  (Ibrahim  berkata):  “Hai 

anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini 

bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk 

agama Islam”.325 
 

Bagi Nurkholis, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

tidak hanya diajarkan oleh agama-agama Timur Tengah. Dalam 

agama-agama primitif pun terdapat keyakinan kepada Tuhan yang 

monoteis, berbeda dengan kelompok yang berpandangan bahwa 

Islam adalah nama sebuah agama. Selain itu, dalam penemuan 

para sufi, disimpulkan bahwa “banyak jalan menuju Tuhan”. 

Kebenaran, termasuk di dalamnya kebenaran agama merupakan 

persepsi  manusia  yang  sifatnya  tunggal  dimensi  dalam 

menangkap “Yang Nyata” (The Real). Jika kebenaran parsial saja 

yang dianggap benar-benar kebenaran, maka konsep kebenaran 

seperti itu malah menyesatkan. 
 

 
323Husein Muhammad, Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan (Cet. 

I; Bandung: Al-Mizan, 2011), h. 5. 
 

324Pengantar M. Dawam Rahardjo dalam Budhy Munawar Rahman, Argumen 
Islam untuk Pluralisme "Islam Progressif dan Perkembangan Diskursusnya", h. lli.  

 

325Husein Muhammad, Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan, h. 
6. 
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Bagi kaum sufi agama adalah aspek eksoterisme, hanya kulit 
luar  atau  menurut  kata-kata  Hallaj  -  sebagaimana  dikutip  M. 

Dawam Rahardjo - adalah “baju” saja.326  Baginya, semua agama 

adalah sama. para pemeluk agama tak pernah berhenti mencari 

“The Real” melalui beragam jalan, berbagai nama. Hallaj bahkan 



 

mengatakan semua agama adalah milik Allah. Setiap manusia dan 

golongan memeluknya bukan karena pilihannya, tetapi dipilihkan 

Tuhan. Mencaci dan menyalahkan agama orang lain berarti 

memaksakan  kehendaknya  sendiri.  Yahudi, Nasrani,  Islam, dan 

lainnya adalah sebutan dan nama yang berbeda, namun tujuannya 

tidak berbeda dan tidak berubah.  
 

Pandangan pluralisme agama tidak hanya diucapkan oleh 

Husain Mansur al-Hallaj, tetapi juga oleh para sufi besar lainnya. 

Jalal al-Din al-Rumi mengatakan bahwa agama adalah perjalanan 

menuju   Sang   Kekasih   (Tuhan).   Meski   jalan   yang   ditempuh 

berbeda-beda, namun tujuannya adalah sama, satu. Rumi 

mengibaratkannya dengan perjalanan menuju Ka‘bah. Demikian 

banyak jalan yang berbeda-beda dan tak terbatas. Namun tujuannya 

adalah sama, satu.327 

 
 
 

 
326Pengantar M. Dawam Rahardjo dalam Budhy Munawar Rahman, Argumen 

Islam untuk Pluralisme "Islam Progressif dan Perkembangan Diskursusnya", h. lli-liii. 
 

327Husein Muhammad, Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan, h. 
75-77. 
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Kaum   sufi   memperlihatkan   sikap   rendah   hati   dalam 

beragama, yaitu tidak menganggap agama sendiri adalah agama 

satu-satunya yang paling benar, sedangkan yang lain adalah sesat. 

Sikap yang melahirkan potensi konflik, karena adanya klaim 

kebenaran. Padahal 93 % umat beragama menurut teolog Jhon 

Hicks – sebagaimana dikutip Dawam Rahardjo – menganut agama 

secara kebetulan, karena setiap manusia yang lahir tidak memiliki 

hak untuk memilih warna kulit, suku, bangsa, bahkan agama.328 

Dalam pandangan Hicks, cara yang paling arif untuk memahami 

kebenaran agama lain adalah dengan menerima bahwa semua 

agama mempesentasikan banyak jalan menuju Realitas Tunggal, 
yaitu Tuhan yang membawa kebenaran dan keselamatan. Tidak 

ada satu jalan (agama) yang berhak mengklaim lebih benar daripada 

yang lain karena setiap manusia sama dekat dan jauh- nya dari 

Realitas Tunggal tersebut. Realitas yang sama dan semua agama 

sedang mencari-Nya.329 
 

Terkait dengan pluralisme, Muhammad Syahrur membangun 

analisisnya dengan menggunakan metode tartil atau 

intertekstualitas 330    yang  dalam   ilmu   linguistik   dikenal dengan    

istilah    paradigmosyntagmatic    dan    paradigmatic.331 

Hermeneutika Syahrur tersebut berimplikasi terhadap redefenisi 
 
 
 

328Pengantar M. Dawam Rahardjo dalam Budhy Munawar Rahman, Argumen 
Islam untuk Pluralisme "Islam Progressif dan Perkembangan Diskursusnya", h. lli-liii. 

 

329Budhy Munawar Rahman, Argumen Islam untuk Pluralisme "Islam Progressif 
dan Perkembangan Diskursusnya" h. 10. 

 

330Intertekstualitas berarti hubungan suatu teks dengan teks lain. Gerakan ini 
tidak berujung pangkal sebagaimana proses semiosis sebagaimana yang dikatakan oleh 
Kristeva, "setiap teks memperoleh bentuknya sebagai mosaik kutipan-kutipan, setiap 
teks memperoleh rembesan dan transformasi dari teks-teks lain…”. Imro'atul Mufidah, 
Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Syahrur dalam Kurdi, dkk, Hermeneutika Al-
Qur'an dan Hadis, h. 303-304. 

 

331Paradigmosyntagmatic adalah konsep yang berpandangan bahwa satu kata 
mempunyai hubungan linier yang bisa menjelaskan kata-kata di sekelilingya sehingga 
jika posisinya berubah akan terjadi perubahan makna. Sedangkan paradigmatic adalah 
hubungan antara kata yang dipilih dan kata yang tidak terpilih untuk diucapkan. Rantai 
sintagmatik turut menentukan rantai paradigmatik yang membuat komunikator 
memilih kata yang tepat untuk digunakan dalam komunikasi. Analisis sintagamatik 
dengan demikian merupakan analisis dengan melihat hubungan atara satu kata dengan 
kata lain (baik yang ada di depan ataupun di belakangnya), ibid., h. 
304-305. 
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term-term   yang   selama   ini   dianggap   sinonim,   termasuk   di 

antaranya adalah term Islam dan iman dan konstruk rukun 

keduanya. Syahrur berpandangan bahwa term Islam dan iman 

dalam al-Qur'an adalah dua hal yang berlainan.  
 

 QS. al-Ahzab/33: 35, misalnya mengindikasikan adanya 

komunitas laki-laki dan perempuan. 
 

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki- 

laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan 
yang  tetap  dalam  ketaatannya,  laki-laki  dan  perempuan 

yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki 

dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang 

bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki- 

laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki- 

laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, 

Allah  telah   menyediakan  untuk   mereka  ampunan  dan 

pahala yang besar.”332 
 

Kedua, QS. al-Tahrim/66: 5, yang menyifatkan kepada 

muslimat (perempuan muslim) kata mu'minat (perempuan- 

perempuan mukmin).    
 

 
 

332Kementrian  Agama  RI,  al-'Alim  "al-Qur'an  dan  Terjemahnya"  (Cet.  VIIII; 
Bandung: al-Mizan, 2011), h. 423. 
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“Jika Nabi menceraikan kamu, boleh Jadi Tuhannya akan 

memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik 
daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang 

bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang 

janda dan yang perawan.”333 
 

Ketiga, QS. al-Hujurat/49: 14, yang menjelaskan bahwa Islam 

mendahului iman.  
 

“Orang-orang Arab Badui itu berkata: “kami telah beriman”. 

Katakanlah: “Kamu belum beriman, tapi Katakanlah ‘kami 

telah tunduk’, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; 

dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak 

akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”.334 
 

Berdasarkan ayat tersebut, Syahrur menyimpulkan dua hal. 

Pertama,  term  muslim  dan  muslimah  berbeda  dengan  term 

mukmin dan mukminat karena pada QS. al-Ahzab/33: 35 tersebut 

kata muslim dan mukmin terdapat perantara huruf  wawu yang 

bermakna “dan”. 
 

Hal itu menunjukkan perbedaan antara kedua term tersebut, 

(al-‘atf   yaqtadi   al-tagyir).   Kedua,   Islam   mendahuli   Iman.335 

Perbedaan antara kedua term tersebut juga diperkuat dengan 

penyangkalan   Nabi   Muhammad   terhadap   sekelompok   Arab 

Baduwi yang mengatakan “kami telah beriman”. Akan tetapi Nabi 
 
 
 

333Kementrian Agama RI, al-'Alim "al-Qur'an dan Terjemahnya" , h. 561. 
 

334Kementrian Agama RI, al-'Alim "al-Qur'an dan Terjemahnya" ,, h. 518. 
 

335Muhammad Syahrur, al-Islam wa al-Iman (Cet. I; Damaskus: al-Hali li al- 
Tiba'ah, 1996), h. 31, Lihat juga Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 
248. 
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justru menafikan keberimanan mereka dengan menyuruh mereka 

mengatakan “aslamna (kami telah berislam).336 Hal ini berarti 

bahwa syarat diakuinya keimanan seseorang adalah 

keberislamannya terlebih dahulu, hal ini diperkuat dengan indikasi 

keislaman kaum terdahulu seperti terdapat dalam sejumlah ayat 

antara lain  QS..al-Jinn/72: 14, Ali ‘Imran/3: 67, al-Baqarah/2: 132, 

Yusuf/12: 101, al-A‘raf/7: 126, Yunus/10: 90, Ali ‘Imran/3: 52, 

Yunus/10: 72,73, al-Zariyat/51: 35, 36.  
 

Syahrur melontarkan kritikannya terhadap konstruk pemikiran 

sarjana klasik Islam ketika merumuskan rukun Islam. Menurutnya, 

konsep teologi demikian adalah teologi eksklusif yang tidak ada 

bedanya dengan orang Yahudi dan Nasrani yang menganggap 

bahwa di luar dari golongan mereka tidak mendapat tempat surga, 

dan tempat yang tepat baginya adalah neraka. Sikap demikian 

secara tegas dibantah oleh al-Qur'an yang bersifat inklusif dengan 

mengatakan “itu hanya angan-angan belaka, justru mereka yang 

menyerahkan   diri   sepenuhnya   kepada   Tuhan   dan   berbuat 

 
 

 
 

336Muhammad Syahrur, al-Islam wa al-Iman (Cet. I; Damaskus: Dar al-Ahali li al- 
Tiba'ah, 1996), h. 53. 

 

337Muhammad Syahrur, al-Islam wa al-Iman, h. 32. 
 

338Muhammad Syahrur, al-Islam wa al-Iman, h. 33. 

 

101 | 



 

Al-Qur’an dan Isu Kontemporer 

 

kebaikanlah   yang   berhak   mendapat   tempat   di   surga”,   (al- 

Baqarah/2: 111-112).339 
 
  

 Muhammad   Syahrur   mengungkapkan bahwa Islam adalah 

pengakuan terhadap wujud Tuhan dan hari akhir serta 

melaksanakan amal saleh.342  Hal ini didasarkan atas 

  

 

 
339Muhammad Syahrur, al-Islam wa al-Iman, h. 33-34. 

 

340Muhammad Syahrur, al-Islam wa al-Iman, h. 34. 
 

341Muhammad Syahrur, al-Islam wa al-Iman, h. 35-36. 
 

342Menurutnya,  pada  tataran  pelaksanaan  kebaikan dan ihsan inilah 
perjumpaan agama Islam (umat Muhammad) dengan penganut agama (Yahudi, 
Nasrani, dan agama lainnya). 
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pembacaannya  terhadap  ayat-ayat  al-Qur'an,  QS.  al-Baqarah/2: 

62, 112, 128, al-Nisa'/4: 125, al-Maidah/5: 44, Yunus/10: 90, al- 

Anbiya'/ :108, Fussilat/ 41: 33.343  Berbeda dengan konsep Islam 

yang dijelaskan dengan panjang lebar, Syahrur tidak mengurai 

konsep iman secara detail. Dalam hal ini, Syahrur hanya 

mendekonstruksi konsep iman yang selama berabad-abad diyakini 

menjadi doktrin bagi kaum muslimin.344 Menurutnya, iman adalah 

kepercayaan tidak hanya kepada rukun Islam (Tuhan, hari akhir, 

mengerjakan amalan kebaikan) akan tetapi keyakinan terhadap 

Muhammad sebagai utusan Tuhan dan risalah yang dibawa. 
 

Seorang muslim tidaklah mesti mukmin (beriman kepada 
risalah Nabi Muhammad). Akan tetapi sebaliknya seorang mukmin 

haruslah didasari dengan keberislaman terlebih dahulu.345 Syahrur 

mendasari   pandangannya   dengan   ayat-ayat   yang   berbicara 

tentang orang mukmin. Sebagaimana dalam QS. al-Nisa'/4: 136, 

al-Hadid/57: 28, Muhammad/47: 2. Menurutnya, ayat tersebut 

menegaskan   bahwa   perintah   dalam   ayat   tersebut   ditujukan 

kepada mereka yang beriman (umat Muhammad), karena mustahil 

bagi Tuhan memerintahkan kepada manusia sesuatu yang 

sebenarnya  di  luar  dari  fitrahnya.  Olehnya  itu,  sasaran  dari 

perintah Tuhan pada ayat tersebut adalah mereka yang beriman. 
 

Tuhan tidak mungkin memerintahkan kepada orang mukmin 

(pengikut risalah Muhammad) untuk beriman kepada Tuhan dan 

rasul-Nya sekiranya orang tersebut tidaklah mungkin beriman 

kepada rasul tersebut dan kitab yang diturunkan kepadanya. Tidak 

pula Tuhan memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan 

beriman kepada rasulnya sekiranya mereka bukanlah orang yang 

bertakwa dan telah beriman kepada rasulnya. 
 

Bagaimana mungkin Tuhan memerintahkan mereka yang 

beriman dan beramal saleh untuk mengimani dan meyakini apa 

yang diwahyukan kepada Muhammad jika mereka tidak akan 

mengakui     dan     percaya     kepada     risalah     Muhammad.346 

Konsekuensinya adalah Islam sebagai “agama fitrah” tidaklah 

bergantung kepada risalah samawi. Berbeda halnya dengan iman 

yang  memuat rumusan  tentang  sya‘air  (ibadah  ritual)  dan  juga 
 
 

343Muhammad Syahrur, al-Islam wa al-Iman, h. 37-38. 
 

344Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 253. 
 

345Muhammad Syahrur, al-Islam wa al-Iman, h. 51-52. 
 

346Muhammad Syahrur, al-Islam wa al-Iman, h. 53. 
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suluk wa a‘mal (sikap dan prilaku) yang merupakan ibadah formal 

sangat  berkaitan  dan  membutuhkan  petunjuk  dan  panduan.347 

Syahrur berpandangan bahwa jumlah rukun iman bukanlah enam 

melainkan tujuh, yaitu: 
 

1. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah  
 

2. Menegakkan  shalat  wajib  
 

3. Mengeluarkan zakat   
 

4. Berpuasa ramadan   
 

5. Melaksanakan ibadah haji  
 

6. Melaksanakan Syura  
 

7. Berjihad 348 
 

Pada   tataran   inilah   peran   seorang   rasul   mengajarkan 

manusia ritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga 

mereka  yang  mengingkari  Muhammad  sebagai  nabi  dan  rasul, 

yang dituntut darinya adalah Islam sebagai hadd al-adna (batas 
minimal)  keberimanan,  sebagaimana  penjelasan  QS.  al-Hijr/15: 
2.349 

 

Dengan demikian, ketika al-Qur'an berbicara tentang iman 
(kepercayan-keyakinan) dan orang-orang mukmin, maka hal itu 

terkait dengan dua tipe manusia atau dua model keberimananan. 

Pertama, kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir serta 

mengerjakan kebaikan. Inilah yang disebut dengan Islam. Kedua, 

kepercayaan  kepada  Muhammad  sebagai  utusan  Tuhan  dan 

risalah yang dibawanya. Inilah yang disebut dengan iman.350 

 

 
 
 
 

347Muhammad Syahrur, al-Islam wa al-Iman, h. 54. 
 

348Muhammad Syahrur, al-Islam wa al-Iman, h. 55, 127-128. 
 

349Muhammad Syahrur, al-Islam wa al-Iman, h. 54. 
 

350Muhammad Syahrur, al-Islam wa al-Iman, h. 37-38. 
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Dari sini, Syahrur secara tegas membedakan antara iman dan 

Islam. Islam lebih dikaitkan dengan amalan-amalan yang 

berorientasi pada fitrah (naluri-karakter dasar). Sedangkan iman 

justru  dikaitkan  dengan  tugas-tugas  yang  berada  diluar  (untuk 

tidak mengatakan bertentangan) fitrah (naluri manusia). Kalaupun 

orang melakukannya, hal tersebut didorong oleh rasa 

keimanannya.351 
 

Dengan demikian, corak berfikir Syahrur tersebut 

menempatkan keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah sebagai 

pangkal Islam,352dan pembenaran terhadap Muhammad sebagai 

utusan Tuhan sebagai pangkal Iman.353  Hal ini berdampak pada 
keyakinan bahwa Islam adalah keyakinan yang berorientasi pada 

fitrah (naluri manusia) dan merupakan harga mati bagi setiap 

manusia dan tidak bisa ditawar lagi. Sementara, pembenaran 

terhadap Muhammad sebagai utusan Allah yang merupakan 

pangkal iman bukan merupakan fitrah (untuk tidak mengatakan 

bertentangan dengan fitrah). Sehingga hal tersebut diserahkan 

kepada tiap-tiap manusia sesuai dengan kemampuannya.354 
 

Al-Qur'an dengan tegas menolak sikap eksklusif dalam 

beragama.  355 Penolakan terhadap faham eksklusif ini secara tegas 

disebutkan oleh al-Qur'an, tidak hanya itu, al-Qur'an juga mengakui 

adanya orang-orang saleh di luar Islam seperti Yahudi, Nasrani, 

Sabiin.356 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Syahrur  mengakui  adanya 

keselamatan dalam agama-agama (apa pun agamanya),  

 
 
 

 
351Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer , h. 254-255. 

 

352Lihat, QS Ali ‘Imran/3: 102. 
 

353Lihat, QS al-Baqarah/2: 285. 
 

354Lihat, QS al-Baqarah/2: 286. 
 

355Muhammad Syahrur, al-Islam wa al-Iman, h. 33-34. 
 

356Lihat, QS al-Baqarah/2: 62 dan al-Maidah/5: 69. 
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selama masih terkait dengan tiga nilai universal yang merupakan 

rukun Islam.  Dalam  pandangan  Syahrur  milai-nilai  yang  

terkandung dalam ayat tersebut berlaku untuk semua agama dan 

bahwa ayat tersebut tidak dapat diabrogasi (dihapus). 
 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa 

Syahrurmengusung   sebuah   teologi   inklusif   dalam   beragama 

dengan mengakui bahwa kebenaran dan keselamatan tidaklah 

hanya milik suatu kelompok akan tetapi terbuka bagi mereka yang 

menyerahkan diri kepada Tuhan dan melakukan kebaikan. Karena 

menurutnya,   QS.   al-Baqarah/2:   112,   tidak   hanya   diarahkan 

kepada kaum Yahudi dan Nasrani akan tetapi juga terhadap 

pengikut Nabi Muhammad. Olehnya itu, Syahrurdalam hal ini, 

mengakui  adanya  keselamatan  dan  kebenaran  di  luar  Islam 

(dalam arti konvensional). Hal ini terlihat dari rekonstruksinya 

terhadap teologi sarjana klasik Islam dari teologi formalis-eksklusif 

ke teologi substansial-inklusif. 

 
B. Al-Qur’an dan Isu Jihad 

 

Persoalan   yang   juga   terkait   dengan   isu   pluralisme   adalah 
persoalan jihad dengan mengatasnamakan Tuhan. Menurut 

Syahrur, Tuhan telah menetapkan kebebasan memilih (berikhtiar). 

Kekafiran dan keimanan akan senantiasa berdialektika dan tidak 

mungkin saling menegasikan. Dengan kata lain, kekafiran tidaklah 

mungkin  dihilangkan,  lalu  menjadikan  seluruh  penduduk  bumi 
 
 

 
357Budhy Munawar Rahman, Argumen Islam untuk Pluralisme "Islam Progressif 

dan Perkembangan Diskursusnya" , h. 163. 
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untuk  beragama  Islam,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  QS.  al- 

Ra‘du/13: 31. 
 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa al-Qur'an menguraikan 

tentang posisi kosmos bukan persoalan teologis atau legislasi 

(syariat). Uraian tentang tunduknya gunung, bumi yang terbelah, 

orang mati yang bericara, dan dialektika kekufuran dan keimanan 

(sebagai  bagian  dialektika  manusia)  merupakan  sesuatu  yang 

tidak akan berakhir (kecuali dengan kehendak-Nya). Tuhan 

memberikan   mereka   kebebasan   untuk   menentukan   pilihan 

mereka. Oleh karenanya, mereka yang beriman harus bisa mengakui 

eksistensi kekufuran dari pihak  lain sebagai sesuatu yang tidak 
dapat dinafikan. Tetapi sebaliknya, menjalin hubungan dialektis 

dalam dua aspek (level). 

 
a) Level Teologis 

 

Pada level ini, setiap manusia (dengan jaminan kebebasan yang 

diberikan) berhak untuk menentukan pilihan; beriman atau kafir. 

Konsekuensi dari pilihan tersebut adalah persoalan akhirat (antara 

Tuhan dan hamba). Paksaan dan tekanan dalam hal keyakinan 

merupakan sikap yang sangat bertentangan dengan pesan al- 

Qur'an (QS. al-Kahfi/18: 29).358  

  
 

“Dan katakanlah (Muhammad), “kebenaran itu datangnya dari 
Tuhanmu; barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia 

beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah dia kafir”. 

Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang 

zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka 

meminta minum,  niscaya  mereka akan  diberi  air seperti  

besi  yang  mendidih  yang  menghanguskan  wajah. 
 

 
 
 
 

358Muhammad Syahrur, al-Daulah wa al-Mujtama‘ (Damaskus: Dar al-Ahali li 
al-Tiba‘ah wa al-Nasyr, 1994), h. 341. 
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Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang 

paling jelek.”359 
 

Pada level ini, kafir atau ateis tidaklah dianggap sebagai cela 

(aib) dunia sehingga harus diperangi, akan tetapi merupakan cela 

akhirat yang ganjarannya di tangan Tuhan. Dengan demikian 

kekerasan atas nama agama tidak dibenarkan karena kebebasan 

merupakan puncak penciptaan. Perbedaan keyakinan tidak 

seharusnya menjadi penghalang terjalinnya kerukunan antar 

manusia dalam bingkai sosial (QS. al-Nisa/4: 94). 
 

Jika dalam kondisi peperangan, menolak untuk berdamai 

dengan  alasan  perbedaan  keyakinan  tidak  dibenarkan,  terlebih 
lagi jika tidak berkaitan dengan peperangan. Menurutnya, ayat 

tersebut merupakan nasikh atas aturan pergaulan dengan musuh 

dalam syariat Musa.360  Sikap tersebut juga tercermin dalam 

sejarah, bagaimana Nabi lebih memilih untuk memaafkan Hindun 

yang melakukan kekerasan terhadap paman Nabi daripada 

menghukumnya.  Sebagaimana  ketetapan  QS.  al-Nahl/16:  126- 

127.361 

 
b) Level Perlawanan 

 

Pada level ini, setiap manusia berhak melakukan perlawanan jika 

kebebasan dan eksistensinya terancam. Perlawanan (peperangan) 

tidak dimaksudkan untuk menegasikan (ilga') kelompok lainnya. 

Akan tetapi, perlawanan tersebut dimaksudkan untuk 

mempertahankan kebebasan berekspresi dan berpendapat 

termasuk  di  dalamnya  kebebasan  beragama  (QS.  al-Taubah/9: 

73). 

  
 

“Hai  Nabi,  berjihadlah  (melawan)  orang-orang  kafir  dan 

orang-orang  munafik  itu,  dan  bersikap  keraslah  terhadap 
 
 

359Kementrian Agama RI, al-'Alim "al-Qur'an dan Terjemahnya", h. 298.. 
 

360Muhammad Syahrur, al-Daulah wa al-Mujtama‘, h. 342. 
 

361Budhy Munawar Rahman, Argumen Islam untuk Pluralisme "Islam Progressif 
dan Perkembangan Diskursusnya" , h. 156. 
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mereka.  Tempat mereka ialah  Jahannam.  dan itu  adalah 

tempat kembali yang seburuk-buruknya.”362 
 

Pada ayat tersebut, “perang duniawi” disandingkan dengan 

“ganjaran akhirat”. Ayat tersebut juga dimulai dengan seruan 

terhadap Nabi “wahai Nabi” sebagai isyarat bahwa ayat tersebut 

bersifat informatif bukan tasyri‘ (syariat). Dalam sejarah juga 

disebutkan bahwa Nabi tidak menerapkan "hukuman duniawi" 

terhadap orang-orang munafik dan pimpinan mereka ‘Abdullah bin 

Ubay bin Salul. Karena wilayah hukum Islam terkait dengan 

perbuatan ril bukan pada niat “nahnu nahkum bi al-zawahir wa Allah 

yatawalla al-sarair”. 
 

Pada tataran inilah yang merupakan garis fundamental bagi 

jihad   dalam   Islam,   perlawanan   terhadap   tirani.   Persoalan 
keyakinan merupakan wilayah kebebasan bagi setiap manusia.363 

 

Pandangan yang serupa juga diungkapkan oleh Asghar Ali 

Engineer bahwa kesalahan umat Islam adalah ketika memaknai 

jihad sebagai perang suci untuk menyebarkan Islam secara paksa. 

Padahal  jihad hanya dimaksudkan  untuk  menegakkan  keadilan 

dan mengakhiri segala bentuk penindasan dan ketidakadilan.364 
 

Al-Qur’an secara tegas mengutuk segala bentuk penindasan 

dan ketidakadilan. Al-Qur'an menaruh perhatian yang cukup besar 

terhadap wujud sosial yang baik. Dengan demikian, term kufur 

tidak hanya diartikan sebagai ketidak percayaan religius 

sebagaimana yang dipahami teologi tradisional. Namun secara tidak   

langsung   juga   berarti   penentangan   terhadap   keadilan, prinsip 

egalitarian serta segala bentuk eksploitasi dan penindasan. Olehnya 

itu, jihad dimaksudkan untuk memelihara prinsip kebebasan untuk 
menentukan pilihan (menjadi seorang muslim atau ateis) tanpa 

paksaan. 

 
C. Al-Qur’an dan Isu Gender 

 

Van Bemmelen - sebagaimana dikutip Neng Dara Afifah - 
mengungkapkan bahwa setidaknya analisis gender telah melakukan 

dekonstruksi terhadap pemahaman lama dalam tiga 
 

 
 

362Kementrian Agama RI, al-'Alim "al-Qur'an dan Terjemahnya", h. 200. 
 

363Muhammad Syahrur, al-Daulah wa al-Mujtama‘, h. 343. 
 

364Asghar  Ali  Engineer,  Islam  dan  Pembebasan,  terj.  Hairussalim  HS  Imam 
Baehaqi (Yogyakarta: LKiS, 1993), h. 24. 
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hal. Pertama, dekonstruksi terhadap makna “fitrah-kodrat” atau 

sesuatu yang dipandang alamiah bagi perempuan. Kedua, 

dekonstruksi terhadap pemikiran klasik tentang argumentasi 

pembagian kerja secara seksual. Ketiga, membuka ruang untuk 

menelusuri akar sejarah sosial lahirnya subordinasi, marjinalisasi, 

kekerasan, dan ketidakadilan terhadap perempuan. Gagasan ini 

menyiratkan bahwa untuk menemukan jalan keluar bagi 

keterbelakangan atau subordinasi perempuan, harus ada 

perubahan dalam hubungan-hubungan dan ideologi gender. 
 

Analisis gender ini kemudian diadopsi oleh sejumlah sarjana 

Islam dalam pembacaan al-Qur’an, hadis, dan hukum Islam yang 
kemudian dikenal dengan istilah “gender dan Islam”.365 Dalam hal 

ini, sub bab ini akan memusatkan perhatiannya pada pandangan 

Syahrurtentang konsep kesetaraan gender melalui pembacaannya 

terhadap konsep fitrah-kodrat dalam kaitannya dengan 

kepemimpinan perempuan. 
 

Isu tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan (gender) 

senantiasa menuai perdebatan di kalangan pemikir muslim 

kontemporer dan meledakkan pergulatan wacana yang 

berkepanjangan hingga saat ini. 
 

Anggapan bahwa agama telah menaruh sikap mendua (ambigu) 

terhadap wanita pun lahir. Hal ini disebabkan, agama di satu  sisi  

menaruh  penghormatan  yang  tinggi  kepada  wanita. Tetapi, pada 

saat yang sama, agama juga menempatkan wanita pada posisi yang 

inferior. Maka lahirnya pemikiran tentang kesetaraan gender antara 

lain juga disebabkan oleh persoalan tersebut.366 
 

Tradisi patriarki yang dianggap sebagai sistem institusi 

kekuatan laki-laki dan dominasi terhadap perempuan dengan 

berlebihan, dan ideologi patriarki sebagai rangkaian kepercayaan 
 

 
 
 
 
 
 
 

365Neng Dara Afifah, Feminisme dan Islam: Ikhtiar Jalan Baru Penegakan Hak- 
Hak   Dasar   Perempuan   Muslim   Indonesia   dalam   M.   Dawam   Rahardjo,   dkk, 
Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia (Cet. I; Jakarta: KEMI, 2011), h. 185. 

 

366Pengantar  Sufyanto  dalam  Michael  Pye,  dkk,Agama  Empris  “Agama  dan 
Pergumulan Realitas Sosial” (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. xiii-xiv. 
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yang mendukung dan memperkuat ide supremasi laki-laki menjadi 

objek kritis pejuang gender.367 
 

Dalam masyarakat Arab Jahiliyah misalnya, ketika kaum laki- 

laki bebas memperistrikan puluhan orang, nilai perempuan 

dipersamakan dengan harta benda yang dapat diwariskan 

(dialihkan) kepada anak-anak dan ahli waris lainnya. Kebiasaan 

Jahiliyyah  ini  nanti  berhenti  setelah  turun  larangan  berikutnya 

pada QS. al-Nisa/4: 22. Hal tersebut menunjukkan betapa Islam 

membela  perempuan  terhadap  eksploitasi  semena-mena  kaum 

laki-laki.368 Dalam melihat kedudukan perempuan, al-Qur’an 

sebagai salah satu sumber keagamaan hanya membicarakan 
prinsip-prinsip makro.369  Dengan demikian, interpretasi terhadap 

teks keagamaan memerlukan kepekaan terhadap realitas atau 

konteks kekinian. 
 

Sebelum kedatangan Islam, kedudukan perempuan di seluruh 

dunia dipandang rendah. Perempuan tidak mendapat hak apa-apa 

dan diperlakukan tidak lebih dari barang dagangan. Mereka tidak 

hanya diperbudak, tapi juga dapat diwariskan sebagaimana harta 

benda.  Al-Qur’an  juga  menyebutkan  bahwa  bangsa  Arab  pada 

masa Jahiliyah biasa menguburkan anak perempuan. 
 

Sebagai agama yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup 

secara  menyeluruh  bagi  manusia,  Islam  memperhatikan 

persamaan setiap unsur dalam masyarakat, sebagaimana 

penegasan QS. al-Hujurat/49:13.370  
 

 
 
 
 

367Sue Morgan, Pendekatan Feminis dalam Studi Agama dalam Michael Pye, dkk,  

Agama  Empiris“Agama  dan  Pergumulan  Realitas Sosial” (Cet. I; Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2002), h. 80. 

 

368Hamka Haq, Islam Rahmah Untuk Bangsa (t.c; Jakarta: RMBOOKS, 2009), h.
278.  

 
369Ala’i  Nadjib,  Perempuan  dalam  Islam  "Pandangan  al-Qur’an  dan  Hadis"

(Paper untuk draft buku PSIK, dipresentasikan pada Rabu 14 Pebruari dalam seminar 
"Gerakan Pembaharuan Islam dan Isu-isu Gender” (Univ. Paramadina, 2007), h. 1.  

 

370Wardini Ahmad, Pemberdayaan Kaum Pinggiran dalam Lintasan Sejarah Islam 
dalam Said Agil Husin al-Munawar, Islam Humanis (Cet. I; Jakarta: PT. Moyo Segoro 
Agung, 2001), h. 112. 
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“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 mengenal. Sngguh, yang paling mulia diantara   

kamu   di   sisi   Allah   ialah   orang   yang   paling bertaqwa. 

Sungguh, Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”371 
 

Tuhan telah memuliakan semua jenis manusia dengan nilai- 

nilai kemanusiaannya. Tuhan tidak pernah melebihkan salah satu 

jenis dari jenis yang lain, kecuali dengan kualitas amal perbuatannya  

sebagai  standar  penilaian.  Berarti,  kaum perempuan mempunyai 

derajat yang sama dengan kaum lelaki. Ia juga mempunyai hak yang 

sama dengan kaum lelaki dalam menyalurkan keinginan dan 

aspirasinya, selama situasinya memungkinkan. Sehingga, jika 

terdapat ayat-ayat yang mengatur kehidupan manusia terutama 

pada pihak perempuan yang dinilai bertentangan dengan 

pandangan al-Qur'an yang egaliter dan adil gender, maka ayat 

tersebut harus diinterpretasikan ulang sesuai dengan prinsip-prinsip 
dasar al-Qur'an.372  Demikian halnya, mitos yang menyatakan bahwa 

“kaum perempuan adalah golongan yang kualitas akalnya kurang 

dan nilai agamanya rendah” harus ditinjau kembali. 
 

Islam memandang sama dan sederajat antara laki-laki dan 

perempuan. Bila dalam realitas empirik ditemui sebagian 

masyarakat kelas dua atau masyarakat “terpinggirkan”, tidak berarti 

bahwa Islam membenarkan dan membiarkan hal tersebut. Islam 

hadir justru mengemban misi pemberdayaan masyarakat, yang 

dimulai dari pemberdayaan setiap individu. Inti keber-Islam- an  

adalah  pembebasan  dari  segala  kungkungan  yang membelenggu 

manusia dan menghadirkan ketidak adilan.373 
 

Al-Qur’an menegaskan bahwa perbedaan secara fisik antara 

laki-laki dan perempuan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. 
 

 
371Kementrian Agama RI, al-'Alim "al-Qur'an dan Terjemahnya", h. 518. 

 

372Neng Dara Afifah, Feminisme dan Islam: Ikhtiar Jalan Baru Penegakan Hak- 
Hak   Dasar   Perempuan   Muslim   Indonesia   dalam   M.   Dawam   Rahardjo,   dkk, 
Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia , h. 186. 

 

373Wardini  Ahmad,  Pemberdayaan  Kaum  Pinggiran  dalam  Lintasan  Sejarah 
Islam dalam Said Agil Husin al-Munawar, Islam Humanis, h. 112-113. 
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Namun, dalam substansinya sebagai makhluk pengemban tugas 

kemanusiaan tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, pesan al- Qur’an 

ditujukan secara umum kepada manusia. Sejarah Islam pun 

mencatat bahwa tidak sedikit bukti yang menunjukkan terbebasnya 

kaum perempuan dari kungkungan tradisi jahiliah.374 
 

Tujuan mendasar dari al-Qur'an adalah menegakkan sebuah 

tata  masyarakat yang  etis  dan egalitarian. Hal tersebut  terlihat 

dalam celaannya terhadap ketidakadilan sosial dalam masyarakat 

Mekah.375  Bahkan, al-Qur'an juga menghapuskan sekat-sekat 

perbedaan di antara manusia dan menjadikan ketakwaan sebagai 

standar kemuliaan seseorang.376 
 

Hal  yang  perlu  ditekankan  bahwa  perintah-perintah  paling 

awal dan tema yang bergema dalam al-Qur’an adalah pernyataan 
dan pengakuan atas  keesaan Tuhan dan  hari  kiamat yang tak 

terelakkan. Setiap individu, pria dan wanita terpanggil untuk 

mengakui kenyataan-kenyataan tersebut. Sejarah menyebutkan 

bahwa  Umm  Salamah,  salah  seorang  istri  Nabi  mengingatkan 

beliau bahwa ia hanya menyebut “pria”, setelah itu Nabi 

menjelaskan bahwa baik kaum muslim dan muslimah keduanya 

bertanggung jawab secara penuh atas kewajiban agama mereka 

dan akan diadili secara penuh pada hari kebangkitan. Jadi dalam 

konteks keagamaan, pria dan wanita adalah memiliki derajat yang 

sama di hadapan Tuhan.377 
 

Merebaknya pembacaaan tekstual terhadap teks-teks al- 

Qur’an yang secara implisit menegaskan superioritas laki-laki atas 

perempuan hingga berimbas pada pemahaman yang memosisikan 

perempuan sebagai objek membangkitkan pula semangat dari 

kalangan pemikir Islam progresif untuk melakukan reinterpretasi 

terhadap sejumlah penafsiran terhadap ayat yang dinilai tidak lagi 
 
 
 

374Wardini  Ahmad,  Pemberdayaan  Kaum  Pinggiran  dalam  Lintasan  Sejarah 

Islam dalam Said Agil Husin al-Munawar, Islam Humanis, h. 118-119. 
 

375Fazlurrahman,  Major  Themes  of  The  Qur'an  diterjemahkan  oleh  Anas 
Mahyuddin dengan judul  Tema-Tema  Pokok Al-Qur'an (Cet. I; Bandung: Pustaka, 
1983), h. 55. 

 

376Fazlurrahman,  Major  Themes  of  The  Qur'an  diterjemahkan  oleh  Anas 
Mahyuddin dengan judul Tema-Tema Pokok Al-Qur'an, h. 65. 

 

377Arvind Sharma, Women in World religions, diterjemahkan oleh Syafaatun al- 
Mirzanah dkk dengan judul Perempuan dalam Agama-Agama Dunia (Cet. I; Jakarta: 
Diperta Depag RI dan CIDA –McGill-Project, 2002), h. 282. 
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relevan  dengan  konteks  kekinian.  Dengan  kata  lain,  ayat  yang 

yang awalnya lebih dimaknai dan diberi kesan misogynous berusaha 

diberikan pemaknaan baru dan pembacaan kontekstual yang 

menganggap laki-laki dan perempuan adalah sama dalam 

kapasitasnya sebagai makhluk pengemban tugas kemanusian.378 

Salah satu ayat yang seringkali diajukan untuk mendukung 

superioritas kaum laki-laki atas kaum perempuan adalah QS. al- 

Nisa/4: 34.  

“Laki-laki  (suami)  itu  adalah pelindung bagi  wanita  (istri), 

karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) 

atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki- 
laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka wanita 

yang saleh, adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri 

ketika  (suaminya)  tidak  ada,  Karena Allah telah  menjaga 

(mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan nusyuz,   

Maka   nasehatilah   mereka   dan   tinggalkanlah mereka di 

tempat tidur (pisah ranjang), dan (bila perlu) pukullah mereka. 

Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah  kamu  

mencari-cari  alasan  untuk menyusahkannya. Sungguh Allah 

Maha Tinggi lagi Maha Besar.”379 
 

Dalam konteks ini, Syahrur menolak doktrin mengenai dominasi 

laki-laki terhadap perempuan. Ia menyatakan bahwa faktor yang 

melatarbelakangi teologi konvensional tersebut berpangkal  pada  

konsep  “fitrah”  yang  dimaknai  secara  statis. Suatu pandangan 

yang menilai bahwa hal tersebut sebagai tabiat dasar dan kodrat 

yang diberikan Tuhan dan tidak bisa diubah. 
 

 
 

378Islah   Gusmian,   Khazanah   Tafsir   Indonesia   "dari   Hermeneutika   hingga 
Ideologi" (Cet. I: Jakarta Selatan: Teraju, 2003), h. 303. 

 

379Kementrian Agama RI, al-'Alim "al-Qur'an dan Terjemahnya", h. 85. 

 

114 | 



 

Barsihannor dan Muh IIham Kamil 

 

Pandangan ini lahir dari interpretasi terhadap firman Tuhan “bima 

faddalallahu ba‘dahum ‘ala ba‘d” bahwa Tuhan telah memuliakan 

kaum laki-laki atas kaum perempuan dengan ilmu, agama, akal, dan 

kekuasaan.380 
 

Syahrur melalui analisis hermeneutiknya, membantah 

pandangan tersebut. Syahrurberpandangan bahwa redaksi ayat 

tersebut tidak menggunakan term al-zukur wa al-inas (al-zukuru 

qawwamuna ‘ala al-nisa') yang melahirkan interpretasi yang dapat 

membenarkan  dominasi  kaum  laki-laki  terhadap  kaum 

perempuan. Akan tetapi menggunanakan term al-rijal wa al-nisa' 

(al-rijal qawwamuna ‘ala al-nisa'). Berdasarkan pendekatan 
linguistik strukturalis, Syahrurmenolak interpretasi tersebut. 

Menurutnya, term al-rijal dan al-nisa' tidaklah sama dengan term 

al-zukur wa al-inas. 
 

Konsep kepemimpinan lebih menekankan aspek kemampuan 

dalam berbagai dimensinya yang puncaknya adalah pada fase 

kematangan dan peralihan dari al-zakar dan al-unsa' ke tahap rajul 

dan imra'ah. Syahrur menguatkan pandangannnya dengan 

menganalisa term-term tersebut. Term al-rijal merupakan bentuk 

plural dari kata rajul, sedangkan al-nisa' merupakan bentuk plural 

dari kata imra’ah. Lebih lanjut Syahrur menegaskan bahwa term 

rajul dan imra'ah lebih bersifat umum dibandingkan dengan term 

zakar  dan  unsa.  setiap  rajul  adalah  zakar  dan  setiap  imra'ah 

adalah unsa, bukan sebaliknya. 
 

Demikian halnya, Syahrur juga menolak pandangan yang 

mengatakan bahwa ayat tersebut bermakna bahwa kaum laki-laki 
adalah khadam (protector-pelindung) bagi perempuan. Interpretasi 

tersebut menempatkan perempuan pada posisi yang lemah dan 

tidak dapat hidup mandiri. Pandangan tersebut terbantahkan oleh 

lanjutan ayat tersebut “bima faddala Allah ba’dahum ‘ala ba’d” yang  

justru memposisikan laki-laki dan  perempuan  pada  posisi yang 

sejajar.381 
 

Berdasarkan       pandangannya,       Syahrur       menawarkan 

pembacaan hermeneutis bahwa makna dari “bima faddala Allah 
 
 
 

380Muhammad Syahrur, Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah 
“al-Wasiah, al-Irs, al-Qawwamah, al-Ta‘addudiah, al-Libas” (Cet. I;  Damaskus: al- 
Ahali li al-Tiba‘ah wa al-Nasyr, 2000), h. 319. 

 

381Muhammad Syahrur, Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah 
“al-Wasiah, al-Irs, al-Qawwamah, al-Ta‘addudiah, al-Libas”., h. 320. 
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ba’dahum ‘ala ba’d” mencakup al-rijal dan al-nisa’. Karena jika 

damir (kata ganti) tersebut hanya ditujukan kepada kaum laki-laki 

(al-rijal) saja maka akan mengeliminasi sebagian dari kaum laki- laki 

dan kaum perempuan dari konteks muatan ayat tersebut sehingga 

hal tersebut juga meniscayakan disertakannya kalimat “‘ala 

ba'dihinna”. 
 

Jika konsekuensi tersebut tetap diterima maka ayat tersebut 

akan  bermakna  bahwa  “Tuhan  memuliakan  (memberikan 

kelebihan dan kekuatan) sebagian laki-laki terhadap sebagian kaum  

perempuan”.  Interpretasi  demikian  akan  janggal  karena akan   

menyisakan   sebagian   dari   kaum   laki-laki   dan   juga perempuan 
yang memiliki posisi yang berimbang. Penafsiran yang 

menempatkan   laki-laki   dan   perempuan   pada   posisi   yang 

berimbang dengan melihat kualitas dan kompetensi bukan 

berdasarkan perbedaan gender, seirama dengan muatan QS. al- 

Isra'/17: 21.382  
 

“Perhatikanlah bagaimana Kami melebihkan sebagian 

mereka atas sebagian (yang lain). Dan kehidupan akhirat 

lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.”383 
 

Selain itu, Syahrur juga mengukuhkan pandangannya tentang 

kesetaraan gender dengan menganalisa kisah istri ‘Imran yang 

merupakan  ibu  maryam  dan  kisah  ratu  negeri  Saba’  (QS.  Ali 

‘Imran/3: 36 dan QS. al-Naml/27: 23, 32, 33) dengan pendekatan 

sintagmatik-paradigmatik yang merupakan ciri khas aliran 

strukturalisme. 
 

Terkait dengan QS. Ali ‘Imran/3: 36, Syahrur tidak 
mempersoalkan apakah potongan ayat “wa laisa al-zakar ka al- 

unsa” merupakan pernyataan Tuhan atau istri '‘Imran. Menurutnya 

yang menjadi pokok permasalahannya adalah pandangan sarjana 

klasik Islam yang memahami QS. Ali ‘Imran/3: 36 dengan nuansa 
 

 
 

382Muhammad Syahrur, Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah 
“al-Wasiah, al-Irs, al-Qawwamah, al-Ta‘addudiah, al-Libas”., h. 320. 

 

383Kementrian Agama RI, al-'Alim "al-Qur'an dan Terjemahnya", h. 285. 
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misoginis bahwa ayat tersebut menempatkan derajat laki-laki di atas 

derajat kaum perempuan. 
 

Syahrur tidak hanya menampik pandangan tersebut, bahkan 

ia berpandangan bahwa ayat tersebut justru menguatkan posisi 

perempuan di atas kaum laki-laki karena struktur ayat tersebut 

menempatkan laki-laki (al-zakar) sebagai musyabbah (yang 

diserupakan) dan perempuan (al-unsa) sebagai musyabbah bih 

(yang diserupai) dalam studi al-tasybih (penyerupaan). Dalam studi 

linguistik, musyabbah bih (yang diserupai) lebih kuat dibandingkan 

dengan musyabbah (yang diserupakan).384 
 

Secara sepintas, dalam kaitannya dengan ayat di atas, 

pembaca akan beranggapan bahwa Syahrur berlebihan 

menempatkan perempuan pada posisi yang lebih tinggi dari pihak 
laki-laki. Syahrur tetap mengakui kelebihan laki-laki atas perempuan 

dalam wilayah publik yang membutuhkan kemampuan fisik. 

Meskipun menurutnya, perkembangan teknologi melunturkan hal 

tersebut.385 
 

Sedangkan dalam kaitannya dengan QS. al-Naml/27: 23, 32, 

33, Syahrur juga menolak pandangan yang mengatakan bahwa Nabi 

Sulaiman tidak membenarkan kepemimpinan Ratu Saba’ (Bilqis) 

atas kaumnya karena dia seorang perempuan, apalagi ayat tersebut   

menegaskan   bagaimana   ratu   tersebut   menerapkan prinsip 

demokrasi dalam mengambil keputusan, akan tetapi penolakan 

tersebut disebabkan oleh praktik penyembahan terhadap matahari 

di negeri tersebut.386 
 

Olehnya itu, teks-teks agama yang menggambarkan perempuan 

dengan citra yang negatif, seperti perempuan sebagai sosok 

penggoda yang cacat secara moral dan agama, fitnah terbesar bagi 

laki-laki, kotor dalam menstruasi, dan penghuni terbesar neraka 

karena tidak bisa dipercaya dan tidak patuh pada suami,   serta   

digambarkan   sebagai   manusia   yang   memiliki 
 
 
 
 
 

384Muhammad Syahrur, Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah 
“al-Wasiah, al-Irs, al-Qawwamah, al-Ta‘addudiah, al-Libas”, h. 321. 

 

385Muhammad Syahrur, Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah 
“al-Wasiah, al-Irs, al-Qawwamah, al-Ta‘addudiah, al-Libas”, h. 322. 

 

386Muhammad Syahrur, Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah 
“al-Wasiah, al-Irs, al-Qawwamah, al-Ta‘addudiah, al-Libas”, h. 321. 
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kapasitas  intelektual  rendah  sehingga  dipandang  tidak  pantas 

memegang tampu kekuasaan politik perlu ditafsirkan ulang.387 
 

Dari sini terlihat, bagaimana pengaruh strukturalisme dengan 

analisis sintagmmatik-paradigmatik dan prinsip anti sinonimitas 

mewarnai pembacaan Syahrur yang melakukan perlawanan 

terhadap teologi konvensional yang menjadikan ayat teresbut 

sebagai dasar untuk melegitimasi pandangan yang mensub ordi- 

nasikan perempuan. 
 

Dalam hal ini, Syahrur memberikan arah baru pembacaan al- 

Qur’an yang lebih bersifat humanis dan melakukan perlawanan 

terhadap interpretasi yang bernuansa misoginis. Hal ini berangkat 
dari kepekaan Syahrur atas kebutuhan masyarakat Islam terhadap 

interpretasi teks agama yang cenderung memandang kehebatan 

laki-laki dan ketidakberdayaan perempuan dengan cara pandang 

baru yang lebih ramah terhadap perempuan dengan pendekatan 

bahasa agama. Syahrur meyakini bahwa problem tersebut bukan 

karena  ajaran  Islam  yang  salah,  melainkan  lebih  karena  umat 

Islam lupa bahwa Islam itu terkadang mahjubun bi al-muslimin. 

Univesalitas Islam tidak tampak semata-mata karena tertimbun oleh 

praktik tidak ideal yang terjadi di kalangan umatnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

387Neng Dara Afifah, Feminisme dan Islam: Ikhtiar Jalan Baru Penegakan Hak- 
Hak   Dasar   Perempuan   Muslim   Indonesia   dalam   M.   Dawam   Rahardjo,   dkk, 
Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia , h. 178. Lihat juga Muhammad Syahrur, Nahw 
Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah “al-Wasiah, al-Irs, al-Qawwamah, al-  
Ta‘addudiah, al-Libas”, h. 321. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 
 
 
 
 

 
A.  Kesimpulan 

 

uhammad Syahrur adalah seorang pemikir yang ikut andil 
menyumbangkan  gagasan  yang  relatif  baru  bagi 

khazanah        studi        Islam.        Gagasan        briliannya 

menempatkannya sebagai tokoh fenomenal dan paling kontroversial 

di penghujung abad XX. Seorang sarjana tekhnik sipil yang 

mengajukan sebuah tawaran pembacaan hermeneutik. Tekhnik sipil 

(handasah madaniyyah) yang merupakan background keilmuannya, 

tidak menghalanginya untuk mendalami islamic studies. Pemikiran 

Syahrur tidaklah lahir begitu saja, akan tetapi melalui proses evolusi 

dan perjalanan panjang, selama 20 tahun. Berbekal filsafat 

linguistik Abu ‘Ali al-Farisi yang mengakar dalam khazanah  

pemikiran  Ibn  Jinni  dan  Abdul  Qahir  al-Jurjani  yang diramu 

dengan linguistik strukturalis, dialektika Hegel, dan juga 
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logika Marxian, Syahrur kemudian membingkainya dengan kultur 

keilmuannya sebagai seorang arsitek sehingga melahirkan 

pembacaan bernuansa hermeneutik yang merupakan perpaduan 

antara   tradisi   keilmuan   klasik   dengan   perangkat   keilmuan 

modern. 
 

Heremenutika Syahrur dengan kedua metodenya (ijtihad 

dengan pendekatan teori limit dan takwil dengan pendekatan 

saintifik) merupakan implikasi dari mazhab linguistik yang 

dianutnya. Metode tersebut kemudian diramu dengan pendekatan 

historis-ilmiah (al-manhaj al-tarikhi al-‘ilmi) dalam linguistik 

strukturalis yang memiliki karakter: (1) struktur tata bahasa tersusun 
secara sistemik dan terkait melalui telaah diakronik- sinkronik; (2) 

menggunakan analisis sintagmatik-linier (‘al-aqah ufuqiyyah) dan 

paradigmatik (‘alaqah al-ra'siyyah); (3) keterkaitan bahasa  dengan  

pemikiran;  (4)  anti  sinonimitas  sehingga melahirkan konsep 

dikotomis (beroposisi binner) sebagaimana tampak dalam karyanya 

yang bertajuk al-kitab wa al-Qur'an yang menyiratkan karakter anti 

sinonimitas; (5) bersandar pada materi bahasa yang menunjuk pada 

bukti atau fakta sejarah sehingga dapat diinterpretasikan. Syahrur 

juga menggunakan metode tartil (intertekstual). Dalam ilmu 

linguistik, metode ini dikenal dengan istilah paradigmosyntagmatic 

yaitu aktivitas mengumpulkan dan mengurutkan ayat-ayat yang 

setema untuk menemukan konsep pemahaman  secara  utuh.  

Sepintas  metode  ini  mirip  dengan metode  tematik  dalam  studi  

‘ulum  al-Qur'an  pada  umumnya, namun sebenarnya berbeda 

karena Syahrur terkesan ahistoris, mengabaikan  konteks  asbab  al-

nuzul.  Hal  ini  disebabkan  oleh aliran linguistik strukturalis yang 

dianutnya. 
 

Hermeneutika Syahrur berdampak pada reinterpretasi terhadap 

konstruksi pemaknaan dan pemahaman terhadap beberapa term, 

seperti al-islam-al-iman, al-Jihad, dan al-rajul wa al- nisa’. Terkait 

dengan poin pertama, term al-islam-al-iman dalam kaitannya 

dengan pluralisme, Syahrur menyimpulkan dua hal. Pertama,   term  

muslim  dan  muslimat   berbeda  dengan   term mukmin dan 

mukminat Kedua, Islam mendahului Iman. Hal ini berarti bahwa 

syarat pengakuan terhadap keimanan seseorang adalah 

keberislamannya terlebih dahulu. 
 

Dengan demikian, secara otomatis hal tersebut mengandung 

muatan  makna  yang  berbeda.  Islam  (muslimin)  adalah  istilah 

untuk  mereka  yang  tidak  hanya  terbatas  pada  pengikut  Nabi 
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Muhammad, akan tetapi, mereka yang mengikuti ajaran para nabi 

sebelumnya juga dikategorikan muslim. 
 

Berbeda   dengan   konsep   Islam   yang   dijelaskan   dengan 

panjang lebar, Syahrur tidak mengurai konsep iman secara detail. 

Dalam hal ini, Syahrur hanya mendekonstruksi konsep iman yang 

selama berabad-abad menjadi doktrin bagi kaum muslimin. 

Menurutnya, iman adalah kepercayaan tidak hanya kepada rukun 

Islam (Tuhan, hari akhir, mengerjakan amalan kebaikan) akan tetapi 

keyakinan terhadap Muhammad sebagai utusan Tuhan dan risalah 

yang dibawa. Menurutnya seorang muslim tidaklah mesti mukmin 

(beriman kepada risalah Nabi Muhammad). Akan tetapi sebaliknya  
seorang  mukmin  haruslah  didasari  dengan keberislaman terlebih 

dahulu. Konsekuensinya adalah Islam sebagai   "agama   fitrah"   

tidaklah   bergantung   kepada   risalah samawi.   Syahrur   

berpandangan   bahwa   jumlah   rukun   iman bukanlah enam 

melainkan tujuh, yaitu: (1) bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah 

utusan Allah; 2); menegakkan shalat fardlu; (3)  membayar  zakat;  

(4) berpuasa  ramadan;  (5) melaksanakan ibadah haji; (6) 

melaksanakan syura; (7) berjihad dengan prinsip untuk 

menegakkan kalimat Allah tanpa paksaan dalam beragama, jihad 

sebagai bentuk perjuangan untuk membebaskan manusia dan 

mempertahankan kesatuan negara. 
 

Pada   tataran   inilah   peran   seorang   rasul   mengajarkan 

manusia ritual keagamaan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. 

Sehingga mereka yang mengingkari Muhammad sebagai nabi dan 

rasul, yang dituntut darinya adalah Islam sebagai  hadd al-adna 

(batas minimal) keberimanan. Syahrur secara tegas membedakan 

antara iman dan Islam. Islam lebih dikaitkan dengan amalan- 

amalan yang berorientasi pada fitrah (naluri-karakter dasar). 

Sedangkan iman justru dikaitkan dengan tugas-tugas yang berada 

diluar (untuk tidak mengatakan bertentangan) fitrah (naluri 
manusia). Kalaupun hal tersebut dipraktikkan, itu berangkat atas 

dasar keimanannya. 
 

Dengan demikian, corak berpikir Syahrur tersebut 

menempatkan keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah sebagai 

pangkal Islam, dan pembenaran terhadap Muhammad sebagai 

utusan Tuhan sebagai pangkal Iman. Hal ini berdampak pada 

keyakinan bahwa Islam adalah keyakinan yang berorientasi pada 

fitrah (naluri manusia) dan merupakan harga mati bagi setiap 

manusia dan tidak bisa ditawar lagi. Sementara, pembenaran 

terhadap  Muhammad  sebagai  utusan  Allah  –  yang  merupakan 
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pangkal iman – bukan merupakan fitrah (untuk tidak mengatakan 

bertentangan dengan fitrah), sehingga hal tersebut diserahkan 

kepada tiap-tiap manusia sesuai dengan kemampuannya. Hal ini 

menunjukkan   bahwa   Syahrur   mengakui  adanya  keselamatan 

dalam agama-agama (apa pun agamanya), selama masih terkait 

dengan tiga nilai universal yang merupakan rukun Islam (dalam 

pandangan Syahrur). 
 

Hal tersebut juga terkait dengan persoalan jihad. Menurut 

Syahrur, terkait dengan kekufuran, Tuhan telah menetapkan 

kebebasan memilih (berikhtiar). Kekafiran dan keimanan akan 

senantiasa berdialektika dan tidak mungkin saling menegasikan. 
Oleh karenanya, mereka yang beriman harus bisa mengakui 

eksistensi kekufuran dari pihak lain sebagai sesuatu yang tidak 

dinafikan. Bahkan sebaliknya, menjalin kerukunan. Berangkat dari 

kerangka tersebut, Syahrur mengusung sebuah teologi inklusif 

dalam beragama dengan mengakui bahwa kebenaran dan 

keselamatan tidaklah hanya milik suatu kelompok akan tetapi 

terbuka bagi mereka yang menyerahkan diri kepada Tuhan dan 

melakukan kebaikan. Olehnya itu, Syahrur dalam hal ini, mengakui 

adanya keselamatan dan kebenaran di luar Islam (dalam arti 

konvensional). Mereka yang beriman harus bisa mengakui 

eksistensi kekufuran dari pihak lain sebagai sesuatu yang tidak 

dapat dinafikan. Bahkan menjalin hubungan dialektis dalam dua 

aspek; teologis dan perlawanan. 
 

Pada level teologis, setiap manusia (dengan jaminan 

kebebasan yang diberikan) berhak untuk menentukan pilihan; 

beriman atau kafir. Konsekuensi dari pilihan tersebut adalah 

persoalan  akhirat  (antara  Tuhan  dan  hamba).  Paksaan  dan 

tekanan dalam hal keyakinan merupakan sikap yang sangat 
bertentangan dengan pesan al-Qur'an (QS.. al-Kahfi/18: 29) yang 

tidak memosisikan kafir atau ateis tidaklah dianggap sebagai cela 

(aib) dunia sehingga harus diperangi, akan tetapi merupakan cela 

akhirat yang ganjarannya di tangan Tuhan. Dengan demikian 

kekerasan atas nama agama tidak dibenarkan karena kebebasan 

merupakan puncak penciptaan. Perbedaan keyakinan tidak 

seharusnya menjadi penghalang terjalinnya kerukunan antar 

manusia dalam bingkai sosial (QS.. al-Nisa/4: 94). 
 

Sementara  pada  level  kedua  (perlawanan), setiap  manusia 

berhak melakukan perlawanan jika kebebasan dan eksistensinya 

terancam. Perlawanan (peperangan) tidak dimaksudkan untuk 

menegasikan  (ilga')  kelompok  lainnya.  Akan  tetapi,  perlawanan 
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tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan kebebasan 

berekspresi dan berpendapat termasuk di dalamnya kebebasan 

beragama (QS. al-Taubah/9: 73). Perang duniawi disandingkan 

dengan  ganjaran  akhirat.  Pada  tataran  inilah  yang  merupakan 

garis fundamental bagi jihad dalam Islam, perlawanan terhadap 

tirani. Persoalan keyakinan merupakan wilayah kebebasan bagi 

setiap manusia 
 

Terkait dengan konsep kepemimpinan perempuan, Syahrur 

menolak doktrin mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan. 

Ia menyatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi teologi 

konvensional tersebut berpangkal pada konsep "fitrah" yang 
dimaknai secara statis. Suatu pandangan yang menilai bahwa hal 

tersebut sebagai tabiat dasar dan kodrat yang diberikan Tuhan 

dan tidak dapat diubah. Pandangan ini lahir dari interpretasi 

terhadap firman Tuhan QS al-Nisa/4: 23, dan doktrin bahwa Tuhan 

telah memuliakan kaum laki-laki atas kaum perempuan dengan 

ilmu, agama, akal, dan kekuasaan. 
 

Syahrur melalui analisis hermeneutiknya, membantah 

pandangan   tersebut.   Ia   berpandangan   bahwa   redaksi   ayat 

tersebut tidak menggunakn term al-zukur waal-inas (al-zukur 

qawwamuna ‘ala al-nisa') yang melahirkan interpretasi yang dapat 

membenarkan  dominasi  kaum  laki-laki  terhadap  kaum 

perempuan. Akan tetapi menggunakan term al-rijal wa al-nisa' (al- 

rijal qawwamuna 'ala al-nisa'). Berdasarkan pendekatan linguistik 

strukturalis,  Syahrur menolak interpretasi tersebut. Menurutnya, 

term al-rijal dan al-nisa' tidaklah sama dengan term al-zukur wa al- 

inas.  Konsep  kepemimpinan  lebih  menekankan  aspek 

kemampuan dalam berbagai dimensinya yang puncaknya adalah 

pada fase kematangan dan peralihan dari al-zakar dan al-inas ke 
tahap   al-rajul   dan   imro'ah.   Syahrur   menguatkan   pandangan 

dengan   menganalisis   term-term   tersebut.   Demikian   halnya, 

Syahrur juga menolak pandangan yang mengatakan bahwa ayat 

tersebut   bermakna   bahwa   kaum   laki-laki   adalah   khadam 

(protector-pelindung) bagi perempuan. Interpretasi tersebut 

menempatkan  perempuan  pada  posisi  yang  lemah  dan  tidak 

dapat hidup mandiri. Pandangan tersebut terbantahkan oleh 

lanjutan ayat tersebut "bima faddala Allah ba‘dahum  ‘ala ba'd" 

yang  justru  menempatkan laki-laki  dan  perempuan  pada  posisi 

yang sejarar. 
 

Penafsiran yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada 

posisi yang berimbang dengan melihat kualitas dan kompetensi 
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bukan berdasarkan perbedaan gender, justru seirama dengan 

muatan QS. al-Isra/17: 21. 
 

Selain itu, Syahrur juga mengukuhkan pandangannya tentang 

kesetaraan gender dengan menganalisis kisah istri ‘Imran yang 

merupakan  ibu  Maryam  dan  kisah  ratu  negeri  Saba'  (QS.  Ali 

‘Imran/   3:   26   dan   QS.   al-An‘am/27:   23,   32,   33)   dengan 

pendekatan sintagmatik-paradigmatik yang merupakan ciri khas 

aliran strukturalisme. Terkait dengan QS. Ali ‘Imran/3: 26, Syahrur 

tidak memper-soalkan apaklah potongan ayat "wa laisa al-zakar ka 

al-unsa'" merupakan pernyataan Tuhan atau istri ‘Imran. 

Menurutnya, yang menjadi pokok permasalahannya adalah 
pandangan sarjana klasik Islam yang memahami QS. Ali ‘Imran/3: 

26 dengan nuansa misoginis bahwa ayat tersebut menempatkan 

derajat laki-laki di atas derajat kaum perempuan. Syahrur tidak 

hanya menampik pandangan tersebut, bahkan ia berpandangan 

bahwa ayat tersebut justru menguatkan posisi perempuan di atas 

kaum laki-laki karena struktur ayat tersebut menempatkan laki-laki 

(al-zakar) sebagai musyabbah (yang diserupakan) dan perempuan 

(al-unsa') sebagai musyabbah bih (yang diserupai) dalam studi al- 

tasybih  (penyerupaan).  Dalam  studi  linguistik,  musyabbah  bih 

(yang diserupai) lebih kuat dibandingkan dengan dengan 

musyabbah (yang diserupakan). Sedangkan dalam kaitannya 

dengan QS. al-An‘am/27: 23, 32, 33, Syahrur juga menolak 

pandangan yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman tidak 

membenarkan  kepemimpinan ratu Saba'  (Bilqis) atas kaumnya. 

Apalagi ayat tersebut menegaskan bagaimana ratu tersebut 

menerapkan prinsip demokrasi dalam mengambil keputusan, akan 

tetapi penolakan tersebut disebabkan oleh praktik penyembahan 

terhadap matahari di negeri tersebut. 

 
B. Implikasi 

 

Pemikiran  Syahrur  yang  bertolak  dari  kritisisme  yang 
dikonstruknya merupakan sebuah respon atas konstruk keilmuan 

klasik  Islam  dalam  kaitannya  dengan  persoalan  dialektika  teks 

dan  konteks  (jadaliyyah  al-nas  bi  al-waqi‘)  yang  memenjarakan 

teks pada sel masa lalu (al-qira’ah al-tikrariyyah). Berangkat dari 

sebuah kerangka pemahaman bahwa teks memiliki ritme kehidupan 

yang berjalan seiring dengan konteks, Syahrur mengajukan sebuah 

metodologi pembacaan hermeneutik (Qira’ah Mu‘àsirah) sebagai 

jembatan bagi teks menuju konteks (harakah al-muhtawa). 
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Berbekal filsafat linguistik Abu ‘Ali al-Farisi yang mengakar 

dalam  khazanah  pemikiran  Ibn  Jinni  dan  Abdul  Qahir al-Jurjani 

yang diramu dengan linguistik strukturalis, dialektika Hegel, dan juga 

logika Marxian, Syahrur kemudian membingkainya dengan kultur 

keilmuannya sebagai seorang arsitek. Seorang arsitek yang 

memandang sesuatu laksana struktur sebuah bangunan. Setiap 

sudut dari bangunan memiliki dimensi yang saling menyatu dan 

membentuk sebuah bangunan. Cara pandang tersebut 

menginspirasi Syahrur dalam mengkaji teks al-Qur’an. Teks al- 

Qur’an dipersepsikan sebagai sebuah bangunan. Setiap sisinya 

saling membentuk sehingga melahirkan makna. Karena itu, al- 
Qur’an mengandung makna yang senantiasa bergerak seiring 

dengan ritme realitas. 
 

Hermeneutika Muhammad Syahrur merupakan gerakan 

perlawanan terhadap finalitas penafsiran dan pembangkangan 

terhadap setiap kemapanan. Karena- meminjam istilah Thomas 

Khun - sebuah keniscayaan bahwa setelah suatu teori atau ilmu 

mengalami kemapanan maka ia akan menjadi normal science dan 

setelah itu akan menjadi anomali-anomali yang kemudian 

melahirkan scientific revolution yang pada akhirnya juga akan 

menjadi normal science lagi yang penuh anomali. Meskipun 

demikian, pembangkangan tersebut juga menuai kritikan pedas 

dari pemuja kemapanan. 
 

Oleh karena itu, penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk 

membebaskan teks dari jaring-jaring intelektual masa lalu dan 

mengimbangi sikap eksklusif dalam beragama yang merupakan 

efek dari truth claim sehingga memberi ruang bagi lahirnya 

pembacaan baru yang berwajah humanis, pluralis, dan holistik. 

Penelitian ini juga diharapkan menjadi alternatif bagi pencarian 
wajah Islam indonesia. 
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