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KATA PENGANTAR

Buku Ajar yang berjudul “Simbol-Simbol Keagamaan; Konteks 
Historis, Kerangka Interpretatif, dan Aplikasi Kontemporer” ini mengajak 
anda memulai sebuah perjalanan yang mendalam melintasi dimensi 
intelektual dan spiritual, mengeksplorasi simbol-simbol keagamaan yang 
telah membentuk dan terus mempengaruhi kehidupan manusia di seluruh 
dunia. Melalui lensa historis, interpretatif, dan kontemporer, kita akan 
menyelami bagaimana simbol-simbol ini berfungsi tidak hanya sebagai 
peninggalan masa lalu tetapi sebagai elemen vital yang beresonansi dalam 
kehidupan individu dan komunitas hari ini. Tujuan utama buku ini adalah 
membuka wawasan baru tentang peran simbol-simbol keagamaan sebagai 
jembatan antara yang sakral dan profan, dan bagaimana mereka memediasi 
pengalaman manusia dengan yang transenden, menyoroti kekuatan simbol 
ini untuk bertahan dan beradaptasi seiring berubahnya zaman.

Selanjutnya, kita akan menjelajahi aplikasi dan interpretasi simbol-
simbol keagamaan dalam dunia modern, khususnya melalui teknologi 
baru dan media digital. Ini termasuk eksplorasi tentang bagaimana realitas 
virtual dan kecerdasan buatan membuka jalan baru untuk berinteraksi 
dengan simbol keagamaan, memungkinkan pengalaman spiritual yang 
lebih dalam dan pribadi. Melalui studi kasus dan analisis terkini, kita akan 
mengungkap bagaimana inovasi teknologi ini tidak hanya memperluas 
pemahaman kita tentang simbol-simbol keagamaan tetapi juga menantang 
kita untuk mempertimbangkan kembali cara kita mengalami dan memahami 
spiritualitas dalam era digital. Buku ini, dengan demikian, bertujuan untuk 
memberikan pandangan komprehensif tentang dinamika simbol-simbol 
keagamaan, dari masa lalu mereka yang kaya hingga peran mereka yang 
berkembang dalam konteks kontemporer. Semoga buku ini menambah 
khazanah keilmuan Studi Agama di Indonesia.

    Pontianak, April 2024

     Samsul Hidayat
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Simbol-simbol keagamaan, yang kaya akan makna dan sejarah, telah 
menjadi bagian integral dari praktik dan ekspresi spiritual umat manusia 
sepanjang sejarah. Buku Ajar yang berjudul “Simbol-Simbol Keagamaan: 
Konteks Historis, Kerangka Interpretatif, dan Aplikasi Kontemporer” 
ini menawarkan sebuah eksplorasi komprehensif tentang peran dan 
pengaruh simbol-simbol ini dalam konteks agama-agama dunia. Pada 
“Konteks Historis”, simbol-simbol agama mengacu pada asal-usul dan 
perkembangan simbol-simbol ini dalam tradisi agama dan periode sejarah 
tertentu. Memahami konteks ini membantu untuk memahami makna asli 
dan evolusi simbol-simbol ini dari waktu ke waktu. Sementara “Kerangka 
Interpretatif” melibatkan metodologi dan perspektif yang digunakan 
untuk menganalisis dan memahami simbol-simbol agama, dengan 
mempertimbangkan lensa teologis, sosiologis, psikologis, dan budaya. 
Adapun “Aplikasi Kontemporer” mengacu pada bagaimana simbol-
simbol ini digunakan dan dipahami dalam konteks modern, termasuk 
peran mereka dalam pembentukan identitas, praktik komunitas, dan dalam 
menangani isu-isu kontemporer di dalam dan di seluruh komunitas agama.

Dengan memahami konteks historis di balik munculnya simbol-
simbol ini, kita dapat mengungkap lapisan-lapisan makna yang 
telah membentuk pemahaman dan praktik keagamaan dari masa ke 
masa. Kerangka interpretatif yang digunakan dalam pembahasan ini 
memungkinkan kita untuk menganalisis dan memahami simbol-simbol 
keagamaan tidak hanya sebagai objek statis, tetapi sebagai entitas dinamis 
yang terus berinteraksi dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang 
lebih luas. Dengan demikian, simbol-simbol keagamaan dilihat sebagai alat 
komunikasi yang kaya, yang mampu mengekspresikan ideologi, doktrin, 
dan nilai-nilai keagamaan yang kompleks. Selanjutnya, pembahasan ini 
juga akan mengeksplorasi aplikasi kontemporer simbol-simbol keagamaan, 
mempertimbangkan bagaimana simbol-simbol ini diinterpretasikan dan 
dihidupkan kembali dalam konteks modern. Dalam dunia yang semakin 
global dan multikultural, pemahaman tentang simbol-simbol keagamaan 
dan cara mereka berfungsi dalam masyarakat kontemporer menjadi 
semakin penting. Kita akan melihat bagaimana simbol-simbol ini tidak 
hanya berperan dalam konteks ibadah dan ritual, tetapi juga dalam 
membangun identitas, komunitas, dan dialog antaragama.



4

Dengan demikian, buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan 
yang mendalam tentang simbol-simbol keagamaan, dengan mengeksplorasi 
asal-usul, evolusi, dan relevansi mereka dalam dunia kontemporer. Melalui 
pendekatan multidisipliner yang melibatkan sejarah, teologi, antropologi, 
dan studi budaya, karya ini akan menjelajahi kompleksitas dan kekayaan 
simbol-simbol keagamaan, serta potensi mereka untuk memfasilitasi 
pemahaman yang lebih besar tentang keragaman spiritual umat manusia.

1. Definisi Simbol
Simbol dapat didefinisikan sebagai komunikasi sadar dan bahasa 

pikiran bawah sadar yang mewakili alam semesta multidimensi kita. 
Simbol ditemukan dalam berbagai bentuk dan merupakan bagian kompleks 
dari kehidupan kita sehari-hari. Mereka dikaitkan dengan praktik dan 
persepsi yang berbeda dalam budaya yang berbeda dan membawa makna 
tersembunyi. Simbol adalah artefak sejarah yang digunakan orang untuk 
mengidentifikasi dengan iman dan budaya mereka (Dr. Mrinalini Thaker, 
2022). Di bidang semiotika, istilah “simbol” banyak digunakan untuk 
merujuk pada signifikasi dan hubungan antara ekspresi dan konten. Simbol 
kontras dengan tanda-tanda konvensional dan sering dilihat memiliki sifat 
ikonik (Lotman, 2019). Simbol memainkan peran kunci dalam interpretasi 
gambar dan dipandang sebagai alat untuk memahami hubungan antara 
citra artistik dan bidang lain dari aktivitas budaya manusia. Mereka 
dipandang sebagai titik orientasi dalam proses pergumulan dengan warisan 
budaya kuno (Kasperowicz, 2015). Simbol adalah tanda-tanda linguistik 
yang mengkodekan kehidupan suatu bangsa dan membentuk gambaran 
budaya dunia. Mereka memperoleh signifikansi khusus dalam kehidupan 
masyarakat atau komunitas budaya dan memiliki banyak makna simbolis 
dalam konteks yang berbeda (Сньозик, 2022). Simbol dibedakan dari 
tanda dengan hubungannya dengan fitur eksternal dari suatu situasi 
dan kemampuannya untuk menunjukkan sesuatu yang tidak diketahui 
atau melakukan fungsi sinyal. Simbolisasi adalah fungsi kognitif yang 
berkembang dalam ontogenesis dan menjadi bagian dari aktivitas kognitif 
manusia (Veraksa, 2013).

Simbol dan simbolisme memainkan peran penting dalam agama 
dengan mengekspresikan dan menyampaikan gagasan, konsep, dan praktik 
keagamaan. Simbol adalah tanda atau representasi unik yang membawa 
makna dan digunakan untuk mengkomunikasikan kepercayaan, nilai, dan 
tradisi agama. Mereka dapat berupa visual, verbal, atau nonverbal dan 
digunakan oleh berbagai agama untuk menciptakan etos resonan yang 
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mencerminkan budaya dan ajaran mereka (Thakur, 2022, Akpanke et 
al., 2023, Eke, 2022, Kokosalakis, 2020, Mustafina et al., 2022). Dalam 
konteks agama, simbol melayani banyak fungsi. Mereka memfasilitasi 
komunikasi antara alam fisik dan metafisik, menciptakan hubungan 
antara yang terbatas dan yang tak terbatas. Simbol juga berfungsi sebagai 
agen pencetakan karakter, menegakkan perilaku moral dan etos dalam 
masyarakat . Selain itu, simbol dalam seni dan ekspresi agama mendorong 
orang untuk berpikir tentang spiritual dan meningkatkan pertumbuhan 
spiritual mereka. Penggunaan simbol dalam agama berakar pada keyakinan 
bahwa mereka memiliki unsur magis yang mentransmisikan rasa sakral 
. Secara keseluruhan, simbol dalam agama adalah alat penting untuk 
komunikasi, ekspresi, dan transmisi ide-ide dan nilai-nilai agama.

2. Fungsi Simbol
Simbol memainkan peran penting dalam agama dengan membantu 

menciptakan etos resonan yang mencerminkan nilai-nilai moral, ajaran, 
dan budaya masyarakat (Thakur, 2022). Simbol-simbol agama berakar dan 
didukung secara sosial, menumbuhkan solidaritas di antara para pengikut 
dan menyatukan mereka dengan kemanusiaan (Schlieter, 2017). Simbol 
dalam agama mengkomunikasikan ide-ide, mempromosikan kesetiaan, 
menunjukkan komunitas, mengimpor nilai-nilai, menumbuhkan kebajikan, 
memajukan tujuan, mengungkapkan penerimaan, dan menyampaikan rasa 
hormat. Mereka dapat membangun, mengikat, dan mengikat, tetapi juga 
menghancurkan dan membagi (Rajalakshmi & Adaikalaraj, 2016). Simbol 
agama sering ditampilkan di depan umum, menimbulkan kontroversi dan 
perselisihan hukum . Misalnya simbol pada agama tertentu berfungsi 
sebagai alat bantu bagi orang percaya untuk melihat apa yang tidak terlihat 
dan memahami yang mistis. Mereka menyampaikan gagasan tentang 
hubungan manusia dengan alam dan menggabungkan elemen budaya dan 
sosial. Arti simbol dalam agama harus dipahami dan ditafsirkan dalam 
pengertian filosofis.

3. Jenis-jenis Simbol
Simbol dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan 

fungsi dan karakteristiknya. Satu klasifikasi mencakup tiga fungsi 
utama simbol: fungsi gambar, indikatif, dan simbolik. Klasifikasi lain 
mengkategorikan simbol berdasarkan citra mereka menjadi gambar 
materialistis dan idealistik, dan berdasarkan fungsinya ke dalam sistem 
identifikasi yang sistematis, membedakan, dan membimbing (R. B. 
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Hu & Zhang, 2014). Simbol juga diklasifikasikan berdasarkan fungsi 
simbolisnya, yang mencakup aspek-aspek seperti hak, usia, wilayah, dan 
lain-lain (Henri, 1956). Selain itu, simbol dapat dikaitkan dengan konteks 
tertentu, seperti gambar puitis yang terkait dengan perburuan, royalti, 
warna, dan hubungan dengan kelompok etnis tetangga (Diday, 1989). 
Klasifikasi lain mendefinisikan berbagai jenis objek simbolik, termasuk 
peristiwa dasar, objek pernyataan, objek gerombolan, objek sintesis, dan 
objek aturan (Handelman, 1991). Objek-objek ini diekspresikan melalui 
konjungsi logis properti dan dapat dijelaskan lebih lanjut menggunakan 
taksonomi dan afinitas. Analisis data simbolik dipandu oleh prinsip-prinsip 
seperti kesetiaan, dominasi pengetahuan, koherensi, dan keterjelasan .

4. Bentuk bentuk Simbol
Simbol agama dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk hewan, 

tumbuhan, warna, angka, dan benda-benda (Alimkulov, 2020). Simbol-
simbol ini telah digunakan dalam berbagai agama dan budaya sepanjang 
sejarah (Mustafina et al., 2022). Mereka dapat memiliki makna rahasia 
dan alegoris, sementara juga mewakili objek tertentu (Kadioglu, 2020). 
Beberapa simbol unik untuk agama atau budaya tertentu, sementara 
yang lain umum di berbagai tradisi (Sadowski, 2021). Seiring waktu, 
makna simbol-simbol tertentu mungkin telah berubah, sementara yang 
lain mempertahankan signifikansi aslinya (Pickel, 2018). Penggunaan 
simbol dalam agama penting untuk mengekspresikan ide, menyampaikan 
keyakinan agama, dan melakukan ritual ]. Memahami berbagai bentuk dan 
makna simbol-simbol agama sangat penting untuk mempelajari sejarah 
agama dan praktiknya.
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1. Asal-Usul dan Evolusi Simbol Keagamaan

A. Pengantar; Konsep dasar simbol dan simbolisme dalam    
    konteks keagamaan

Simbolisme keagamaan, dalam esensinya, berfungsi sebagai 
jembatan penting yang menghubungkan manusia dengan dimensi yang 
transenden. Turner dalam “The Syntax of Symbolism in an African 
Religion,” (1966)published in several monographs and papers, allow 
me to draw the following tentative conclusions: (1 menggarisbawahi 
pentingnya simbol dalam memediasi antara konkret dan abstrak, antara 
yang dikenal dan misterius. Dalam praktik keagamaan, misalnya simbol 
seperti air dalam baptisan atau cahaya dalam festival Diwali bukan sekadar 
objek atau fenomena alam; mereka diangkat menjadi kendaraan untuk 
menyampaikan ide-ide yang mendalam dan kompleks tentang pemurnian, 
pencerahan, dan kehadiran ilahi. Fungsi simbol dalam agama melampaui 
peran estetik atau dekoratif; mereka merupakan alat penting untuk 
komunikasi spiritual yang memungkinkan individu dan komunitas untuk 
terhubung dengan aspek kehidupan yang lebih luas dan lebih mendalam 
daripada keseharian materiil.

Lebih lanjut, Bastow (1984) menjelaskan bagaimana simbolisme 
keagamaan sering kali mengandung tingkat multivalensi dan polisemi 
yang tinggi, memungkinkan berbagai interpretasi dan resonansi personal 
yang kaya. Ini mencerminkan sifat agama itu sendiri sebagai fenomena 
multidimensional yang menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia—
dari yang paling pribadi hingga yang universal. Dalam konteks ini, 
simbol berfungsi tidak hanya sebagai titik fokus untuk refleksi dan devosi 
tetapi juga sebagai sarana untuk menjelajahi dan mengalami dimensi-
dimensi keberadaan yang biasanya tersembunyi atau tidak dapat diakses 
melalui rasionalitas semata. Simbolisme, dengan demikian, mengundang 
pengalaman yang lebih intuitif dan eksistensial dari keagamaan, di mana 
makna dibangun melalui partisipasi aktif dalam tradisi dan ritus.

Pentingnya simbol dalam konteks keagamaan juga terletak pada 
kemampuan mereka untuk menyatukan komunitas melalui pengalaman 
bersama yang kaya akan makna. Melalui partisipasi dalam ritus dan 
perayaan yang menggunakan simbol keagamaan, individu menjadi 
bagian dari kontinuitas sejarah, tradisi, dan komunitas yang lebih luas. Ini 
menciptakan rasa keterikatan dan identitas yang kuat, mengikat anggota 
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komunitas tidak hanya satu sama lain tetapi juga kepada lini masa spiritual 
yang melintasi generasi. Dengan demikian, simbolisme keagamaan 
berperan vital dalam pemeliharaan dan transmisi nilai-nilai, keyakinan, dan 
tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya, memastikan kelangsungan 
dan vitalitas praktik spiritual dalam masyarakat.

A.1. Pentingnya Simbol dalam Agama

Simbol dalam agama berfungsi lebih dari sekadar perwakilan 
entitas sakral; mereka adalah kunci dalam pembentukan dan pemeliharaan 
identitas keagamaan dan komunal. Seperti yang diungkapkan oleh 
Stromberg (1981), simbol keagamaan mengikat individu kepada sistem 
keyakinan yang lebih luas, memberi mereka rasa keberadaan dalam suatu 
kontinuitas sejarah dan spiritual. Melalui ritual dan praktik yang berpusat 
pada simbol-simbol ini, anggota komunitas merasakan koneksi mendalam 
dengan tradisi mereka, memperkuat ikatan komunal dan memperjelas 
batasan identitas kelompok. Simbol menjadi titik fokus kolektif, di mana 
nilai-nilai dan keyakinan dibagikan, dirayakan, dan diperkuat, memastikan 
bahwa identitas keagamaan dan komunal tidak hanya dipertahankan tetapi 
juga dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman dan konteks.

Sementara Kuczok (2020) menyoroti bahwa simbol keagamaan 
sering kali kaya akan lapisan makna, yang memberikan kedalaman dan 
kekayaan pada praktik dan pengalaman keagamaan. Lapisan-lapisan ini 
memungkinkan individu untuk menemukan interpretasi dan resonansi 
pribadi dengan simbol-simbol tersebut, yang memperkuat hubungan 
pribadi mereka dengan agama dan komunitas. Kemampuan simbol untuk 
menampung berbagai interpretasi juga memperkaya dialog dan pertukaran 
dalam komunitas, mendorong pemahaman yang lebih dalam dan lebih 
luas tentang keyakinan bersama. Dengan demikian, simbol-simbol ini 
tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara manusia dan yang 
ilahi tetapi juga memfasilitasi komunikasi dan pemahaman antaranggota 
komunitas keagamaan.

Lebih lanjut, simbol keagamaan memainkan peran penting dalam 
menegaskan dan memelihara identitas komunitas di hadapan perubahan 
sosial dan budaya. Dalam konteks globalisasi dan multikulturalisme, 
simbol-simbol ini menjadi lebih penting sebagai sarana untuk 
mempertahankan kekhasan dan otonomi komunitas keagamaan. Melalui 
pemeliharaan dan adaptasi simbol-simbol ini, komunitas dapat menavigasi 
tantangan modernitas sambil tetap setia pada akar dan tradisi mereka. 
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Simbol keagamaan, oleh karena itu, berfungsi sebagai jangkar yang 
memungkinkan komunitas untuk beradaptasi tanpa kehilangan inti 
kepercayaan dan nilai-nilai yang mendefinisikan identitas mereka.

A.2. Evolusi Simbol Keagamaan

Evolusi simbol keagamaan mencerminkan adaptasi dinamis 
agama terhadap konteks sosial dan budaya yang terus berubah. Seperti 
yang dijelaskan oleh Chase dan Dibble (1987), simbol keagamaan tidak 
statis; mereka berubah dan berkembang seiring dengan masyarakat 
yang mempraktikkannya. Proses ini memungkinkan simbol untuk 
mempertahankan relevansinya di tengah transformasi sosial, teknologi, 
dan intelektual. Misalnya, simbol salib dalam Kekristenan telah 
mengalami berbagai interpretasi dan representasi sepanjang sejarah, dari 
lambang penderitaan menjadi simbol kemenangan dan harapan. Evolusi 
ini memastikan bahwa simbol tetap beresonansi dengan pengalaman dan 
aspirasi pengikutnya, menjadikannya relevan dalam berbagai konteks dan 
era.

Manners (2011) menambahkan bahwa adaptasi simbol keagamaan 
terhadap perubahan zaman sering kali mencerminkan upaya untuk 
menjawab pertanyaan eksistensial dan etis yang dihadapi oleh komunitas 
keagamaan. Sebagai contoh, dalam banyak tradisi, simbol keagamaan 
telah diadaptasi untuk menggambarkan tanggapan terhadap isu-isu seperti 
keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan perdamaian global. Ini 
menunjukkan bagaimana simbol keagamaan tidak hanya menyesuaikan 
diri dengan perubahan estetika atau budaya tetapi juga dengan pergeseran 
dalam nilai dan prioritas moral masyarakat. Adaptasi ini memungkinkan 
simbol keagamaan untuk berfungsi sebagai alat yang efektif dalam 
memobilisasi komunitas untuk aksi sosial dan etis, memperkuat peran 
agama sebagai kekuatan transformatif dalam masyarakat.

Selanjutnya, evolusi simbol keagamaan juga terjadi melalui 
interaksi dan pertukaran antarbudaya, di mana simbol dari satu tradisi 
dapat dipinjam, diinterpretasikan ulang, atau disintesis dengan simbol 
dari tradisi lain. Proses ini, sering kali merupakan hasil dari perdagangan, 
konflik, atau migrasi, menyebabkan munculnya simbol-simbol hibrida 
yang memadukan elemen dari berbagai sumber. Fenomena ini tidak hanya 
memperkaya kosakata simbolik agama tertentu tetapi juga menunjukkan 
bagaimana agama dapat menjadi medan dialog dan pertukaran antarbudaya. 
Melalui adaptasi dan adopsi simbol yang beragam, agama menunjukkan 
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kapasitasnya untuk menjadi inklusif dan menyesuaikan diri dengan realitas 
multikultural kontemporer, memperkuat relevansinya di tengah keragaman 
global yang semakin meningkat.

A.3. Interpretasi Simbol

Interpretasi simbol keagamaan sering kali merupakan proses yang 
kompleks dan berlapis, di mana satu simbol dapat memiliki berbagai 
makna tergantung pada konteks dan perspektif individu. Barrett (2023) 
menyoroti bagaimana simbol-simbol ini dapat dilihat melalui berbagai 
lensa interpretatif, mulai dari literal hingga metaforis, masing-masing 
menawarkan wawasan unik ke dalam dimensi spiritual dan doktrinal 
agama. Perbedaan dalam interpretasi ini bukan hanya mencerminkan 
keragaman teologis, tetapi juga keragaman pengalaman hidup dan 
konteks sosial para pemeluk agama. Misalnya, air dalam baptisan dapat 
diinterpretasikan sebagai simbol pembersihan dosa, kelahiran kembali, 
atau transisi spiritual, tergantung pada tradisi dan teologi yang dianut oleh 
komunitas keagamaan tersebut.

Pendekatan hermeneutik, seperti yang dijelaskan oleh Cordoneanu 
(2006), memberikan kerangka kerja untuk menggali makna simbol-simbol 
keagamaan dengan mempertimbangkan konteks historis, literatur, dan 
budaya di mana simbol tersebut muncul dan digunakan. Pendekatan ini 
menekankan dialog antara teks (atau praktik) dan pengamat, di mana 
pemahaman tentang simbol dibentuk melalui interaksi antara prasangka 
dan pengalaman subjektif dengan teks atau tradisi itu sendiri. Pendekatan 
hermeneutik memungkinkan ruang untuk interpretasi yang dinamis 
dan responsif, yang dapat beradaptasi dengan perubahan konteks dan 
pemahaman baru.

Perbedaan interpretasi simbol keagamaan juga menyoroti potensi 
simbol untuk menjadi sumber dialog dan pemahaman lintas agama. 
Meskipun perbedaan dalam interpretasi dapat menyebabkan perbedaan 
pendapat dan bahkan konflik, mereka juga menawarkan peluang untuk 
pertukaran ide dan pemahaman yang lebih dalam tentang tradisi lain. 
Dengan mendekati simbol keagamaan dengan sikap terbuka dan inkuiri, 
individu dan komunitas dari berbagai tradisi dapat menemukan titik 
temu dan saling penghargaan dalam keragaman interpretasi. Proses ini 
memperkuat peran simbol keagamaan sebagai alat untuk membangun 
jembatan pemahaman dan empati di antara berbagai komunitas keagamaan, 
memperkaya dialog antarbudaya dan antariman.
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4. Simbol dalam Ritual Keagamaan

Dalam konteks ritual keagamaan, simbol berperan sebagai katalisator 
yang memungkinkan individu untuk melewati ambang batas antara dunia 
material dan spiritual. Cobb dan Elder (1973) menggambarkan bagaimana 
simbol dalam ritual, seperti air, asap, cahaya, atau teks suci, bukan 
hanya objek atau tindakan semata, tetapi jendela menuju pengalaman 
yang lebih dalam dan transendental. Misalnya, dalam ritual baptisan, air 
bukan sekadar unsur fisik, tetapi menjadi medium untuk penyucian dan 
pembaharuan spiritual. Demikian pula, dalam ritual pembakaran dupa 
dalam banyak tradisi, asap yang naik melambangkan doa yang menggapai 
ke alam ilahi. Melalui simbol-simbol ini, ritual keagamaan menawarkan 
jalan bagi pesertanya untuk terhubung dengan dimensi yang lebih luas dari 
eksistensi dan mengalami kehadiran yang sakral secara langsung.

Strati (1998) menekankan bahwa simbol dalam ritual berfungsi 
untuk tidak hanya menghubungkan peserta dengan yang sakral tetapi juga 
memfasilitasi transformasi spiritual. Ini terlihat dalam ritus transisi seperti 
pernikahan, upacara kedewasaan, atau upacara pemakaman, di mana 
simbol-simbol ritus tersebut—cincin, pakaian upacara, lilin—bertindak 
sebagai penanda perubahan status, identitas, dan fase kehidupan. Simbol-
simbol ini membantu individu dan komunitas mereka untuk memahami 
dan menavigasi perubahan penting dalam kehidupan, memberikan struktur 
dan makna pada momen-momen kunci. Dengan demikian, simbol dalam 
ritual tidak hanya menghubungkan peserta dengan yang transenden tetapi 
juga membingkai pengalaman hidup mereka dalam konteks yang lebih 
luas dan bermakna.

Selain itu, simbol dalam ritual keagamaan sering kali membawa 
dimensi komunal yang kuat, mengikat peserta dalam jaringan makna 
bersama dan solidaritas sosial. Melalui partisipasi bersama dalam ritual 
yang dipenuhi simbol, individu menjadi bagian dari kontinuitas dan 
komunitas yang lebih luas, menegaskan kembali ikatan mereka satu 
sama lain dan dengan tradisi mereka. Ini penting dalam konteks festival 
keagamaan seperti Ramadan, Paskah, atau Diwali, di mana simbol-simbol 
seperti berpuasa, telur Paskah, atau lampu, masing-masing memainkan 
peran dalam merayakan dan memperkuat identitas dan nilai-nilai komunal. 
Dalam cara ini, simbol dalam ritual keagamaan bukan hanya tentang 
pengalaman individu dari yang sakral, tetapi juga tentang pemeliharaan 
dan transmisi budaya dan komunitas keagamaan dari satu generasi ke 
generasi berikutnya.
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A.5. Simbolisme dalam Seni dan Arsitektur Keagamaan

Seni dan arsitektur keagamaan sering kali berfungsi sebagai kanvas 
untuk ekspresi simbolis yang mendalam, dengan setiap elemen desain 
membawa lapisan makna yang kaya. Dandridge, Mitroff, dan Joyce 
(1980) menunjukkan bagaimana simbolisme dalam seni keagamaan 
tidak hanya mengkomunikasikan doktrin agama secara visual tetapi juga 
menciptakan pengalaman imersif yang memungkinkan para pengunjung 
untuk merasakan kehadiran yang sakral. Misalnya, penggunaan cahaya 
dalam arsitektur gereja, melalui jendela kaca patri yang rumit, dapat 
melambangkan keilahian dan pencerahan. Demikian pula, motif dan 
ornamen dalam seni Islam, seperti kaligrafi Arab dan pola geometris, 
menggambarkan ketidakberujungnya penciptaan dan keesaan Tuhan, 
mengundang refleksi dan kontemplasi.

Musurillo (1957) menambahkan bahwa tempat ibadah dirancang 
untuk mencerminkan kosmologi dan teologi agama, menjadikan struktur 
fisik itu sendiri sebagai simbol keagamaan. Contohnya adalah stupa 
Buddha, yang bentuknya melambangkan alam semesta menurut kosmologi 
Buddha, atau ka’bah di Mekkah yang berfungsi sebagai pusat dunia dalam 
Islam. Elemen arsitektural ini tidak hanya memperkuat identitas agama 
tetapi juga memfasilitasi praktik keagamaan seperti meditasi atau ziarah, 
memperkuat hubungan antara pengunjung dengan tradisi spiritual mereka.

Selain itu, seni dan arsitektur keagamaan sering kali memainkan peran 
penting dalam mempertahankan dan mentransmisikan tradisi keagamaan 
melalui generasi. Melalui karya seni sakral dan bangunan bersejarah, 
cerita, doktrin, dan nilai-nilai agama diwariskan dalam bentuk yang dapat 
diakses dan menarik secara visual. Ini memungkinkan pemeluk agama, 
terutama mereka yang mungkin tidak akrab dengan teks-teks sakral atau 
doktrin yang kompleks, untuk terlibat dengan keyakinan mereka secara 
langsung dan intuitif. Dengan demikian, seni dan arsitektur keagamaan 
tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi estetika tetapi juga sebagai 
alat pendidikan dan spiritual yang penting, memperkuat pemahaman dan 
penghargaan terhadap kekayaan tradisi keagamaan.

A.6. Simbol dan Identitas Keagamaan

Simbol keagamaan sering kali berfungsi sebagai batu penjuru 
dalam pembentukan identitas keagamaan, memungkinkan individu dan 
komunitas untuk mengekspresikan dan menegaskan keyakinan serta nilai-
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nilai mereka. Kanero et al. (2014) menyoroti bagaimana simbol-simbol ini 
tidak hanya merepresentasikan kepercayaan spiritual secara internal tetapi 
juga berperan sebagai alat komunikasi eksternal yang kuat. Misalnya, 
pemakaian jilbab dalam Islam atau salib dalam Kekristenan tidak hanya 
merupakan ekspresi pribadi dari komitmen keagamaan tetapi juga simbol 
publik yang memberikan informasi tentang afiliasi keagamaan seseorang 
kepada komunitas yang lebih luas. Dalam konteks ini, simbol keagamaan 
menjadi sarana bagi individu untuk menavigasi identitas sosial mereka, 
menandai batas antara kelompok ‘kami’ dan ‘mereka’, dan memperkuat 
rasa kebersamaan di antara anggota komunitas keagamaan.

Driver (1971) menambahkan bahwa simbol keagamaan juga 
berfungsi untuk menegaskan nilai dan prinsip etis yang menjadi dasar 
komunitas keagamaan. Dalam banyak tradisi, simbol-simbol ini sering 
kali terkait dengan kisah-kisah, ajaran, dan tokoh penting yang mewakili 
ideal dan aspirasi moral komunitas tersebut. Misalnya, Roda Dharma 
dalam Buddhisme tidak hanya merepresentasikan ajaran Buddha tetapi 
juga prinsip-prinsip etis seperti kebenaran, kedamaian, dan pencerahan 
yang harus diupayakan oleh para pemeluknya. Dengan demikian, simbol 
keagamaan berfungsi tidak hanya sebagai penanda identitas tetapi juga 
sebagai perangkat pengingat dan panduan bagi perilaku dan keputusan 
moral dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, simbol keagamaan sering kali memainkan peran kunci 
dalam ritual dan perayaan yang mempertahankan dan memperkuat 
identitas keagamaan komunal. Melalui partisipasi dalam upacara dan 
festival yang menggabungkan simbol-simbol ini, anggota komunitas dapat 
merevitalisasi ikatan mereka dengan tradisi dan satu sama lain, menciptakan 
rasa persatuan dan kelanjutan. Contohnya termasuk penggunaan cahaya 
dalam Hanukkah atau penggunaan air dalam upacara baptisan, di mana 
simbol-simbol ini tidak hanya memiliki makna spiritual tetapi juga 
memperkuat rasa komunitas dan kesatuan di antara para peserta. Dengan 
demikian, simbol keagamaan berperan sebagai jembatan antara individu 
dan warisan kolektif mereka, memungkinkan transmisi nilai dan tradisi 
melalui generasi, dan memperkuat identitas keagamaan yang berkelanjutan 
dan dinamis.
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A.7. Kontroversi dan Misinterpretasi Simbol

Kontroversi dan misinterpretasi simbol keagamaan sering muncul 
dari penggunaan mereka di luar konteks asli atau pemahaman yang salah 
tentang makna yang melekat pada mereka. Hałas (2002) menggarisbawahi 
bagaimana simbol-simbol yang diangkat dari tradisi keagamaan mereka 
dan diterapkan dalam konteks sekuler atau komersial dapat menyebabkan 
ketidaknyamanan atau bahkan kemarahan di antara pemeluk agama. 
Misalnya, penggunaan gambar yang sakral dalam iklan atau produk 
fesyen tanpa mempertimbangkan makna dan sensitivitasnya dapat 
dianggap sebagai penodaan. Ini menunjukkan pentingnya memahami 
dan menghormati latar belakang simbol keagamaan, tidak hanya untuk 
memelihara hubungan antarbudaya yang harmonis tetapi juga untuk 
mencegah pengurangan nilai spiritual mereka menjadi sekadar estetika 
atau komoditas.

Sidhu dan Pexman (2018) menambahkan bahwa interpretasi 
simbol keagamaan dapat sangat dipengaruhi oleh prasangka dan asumsi 
kultural. Misinterpretasi sering terjadi ketika simbol dilihat melalui lensa 
kultural atau agama yang berbeda tanpa mempertimbangkan konteks asli 
dan makna yang dimaksudkan. Misalnya, simbol seperti swastika, yang 
memiliki sejarah panjang sebagai simbol keberuntungan dan kesejahteraan 
dalam banyak tradisi Asia, sering kali salah diinterpretasikan dan dikaitkan 
secara eksklusif dengan Nazisme ketika dilihat melalui konteks Barat. 
Situasi seperti ini menyoroti pentingnya pendidikan lintas budaya dan 
dialog antaragama dalam mempromosikan pemahaman yang lebih dalam 
dan menghormati makna simbol-simbol ini.

Selain itu, kontroversi dapat muncul ketika simbol keagamaan 
diinterpretasikan atau diubah oleh kelompok dalam agama yang sama, 
menyebabkan perpecahan internal dan perselisihan doktrinal. Perbedaan 
interpretasi simbol dapat mencerminkan atau memperkuat perbedaan 
teologis yang lebih luas, mengarah pada debat tentang ortodoksi dan 
heterodoksi dalam tradisi tersebut. Misalnya, reinterpretasi simbol-simbol 
keagamaan oleh gerakan reformasi atau sekte dalam agama dapat dilihat 
sebagai penyimpangan dari tradisi atau sebagai inovasi yang sah. Situasi 
ini menyoroti bagaimana simbol keagamaan tidak hanya diinterpretasikan 
dalam konteks hubungan antarbudaya tetapi juga dalam diskursus internal 
agama, di mana mereka menjadi medan untuk negosiasi identitas, otoritas, 
dan kebenaran.
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A.8. Simbolisme dalam Dialog Antaragama

Simbol keagamaan memiliki potensi yang unik untuk memfasilitasi 
dialog antaragama, mengingat kemampuannya untuk mengkapsulasi dan 
menyampaikan ide-ide kompleks dalam bentuk yang dapat diakses dan 
sering kali universal. Parault dan Parkinson (2008) menunjukkan bahwa, 
meskipun simbol keagamaan khas bagi tradisi mereka, banyak simbol yang 
memiliki tema dan konsep umum yang mendasarinya, seperti cahaya yang 
digunakan sebagai metafora untuk kebijaksanaan atau kebenaran. Dengan 
memfokuskan pada kesamaan semacam itu, individu dari berbagai agama 
dapat menemukan dasar yang sama untuk pembicaraan, meningkatkan 
pemahaman dan rasa hormat terhadap keyakinan masing-masing. Dialog 
semacam itu tidak hanya memperdalam apresiasi terhadap keragaman 
spiritual umat manusia tetapi juga menyoroti nilai-nilai dan aspirasi 
bersama yang dapat menjadi dasar untuk kerja sama dan perdamaian antar 
komunitas keagamaan.

Menghargai simbolisme dalam agama lain, seperti yang dijelaskan 
oleh Parault  (2008), memerlukan pendekatan yang empati dan terbuka, 
di mana individu berusaha memahami simbol tersebut dalam konteks 
asli mereka dan apa artinya bagi pemeluknya. Pendekatan ini melampaui 
toleransi pasif untuk mencakup usaha aktif dalam mencari pemahaman, 
memungkinkan pertukaran ide yang lebih kaya dan lebih bermakna. Proses 
ini tidak hanya memperkaya pemahaman individu tentang agama mereka 
sendiri tetapi juga memperluas pandangan mereka terhadap spiritualitas 
secara lebih luas. Dengan demikian, simbol keagamaan menjadi alat 
yang kuat untuk dialog antaragama, menghilangkan prasangka dan 
kesalahpahaman sambil membangun rasa hormat dan penghargaan 
terhadap keanekaragaman keyakinan.

Selain itu, penggunaan simbol keagamaan dalam dialog antaragama 
dapat memperkuat identitas keagamaan sambil juga mempromosikan 
persatuan. Melalui pembicaraan dan acara bersama yang menggabungkan 
simbol dari berbagai tradisi, komunitas keagamaan dapat merayakan 
keunikan mereka sambil mengakui dan menghormati keunikan orang 
lain. Inisiatif semacam ini dapat memperkuat ikatan sosial dan spiritual 
di antara komunitas yang berbeda, menciptakan fondasi yang lebih kokoh 
untuk koeksistensi damai dan saling pengertian. Simbolisme keagamaan, 
dengan demikian, tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi kepercayaan 
tetapi juga sebagai alat penting untuk membangun dan memelihara 
hubungan antaragama yang konstruktif dan penuh hormat.
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A.9. Kesimpulan

Simbol dan simbolisme dalam konteks keagamaan berfungsi 
sebagai alat penting yang memungkinkan individu dan komunitas 
untuk mengekspresikan dan mengalami aspek-aspek kehidupan yang 
transcendental dan sakral. Melalui penggunaan simbol, agama menyediakan 
jembatan antara yang terlihat dan yang tak terlihat, antara pengalaman 
duniawi dan pengalaman spiritual. Simbol keagamaan, dengan lapisan 
maknanya yang kaya dan sering kali kompleks, memperkaya praktik dan 
ritual keagamaan, memberikan kedalaman dan nuansa bagi pengalaman 
keagamaan. Melalui simbol ini, konsep-konsep abstrak dan nilai-nilai inti 
dari sebuah tradisi keagamaan dapat dikomunikasikan dan diwariskan 
dengan cara yang resonan dan berkesan, memastikan kelangsungan dan 
vitalitas tradisi tersebut.

Variabilitas dalam interpretasi simbol-simbol keagamaan 
mencerminkan keragaman pengalaman dan perspektif manusia terhadap 
yang ilahi. Chase dan Dibble (1987) menekankan bahwa, meskipun 
mungkin ada perbedaan dalam cara simbol diinterpretasikan di antara 
berbagai individu dan tradisi, keberadaan simbol-simbol ini sebagai bagian 
dari ekspresi keagamaan adalah universal. Perbedaan interpretasi ini tidak 
mengurangi nilai atau kepentingan simbol dalam agama; sebaliknya, 
mereka menambahkan lapisan makna dan memperkaya tapestri pengalaman 
keagamaan. Dengan demikian, dialog dan pemahaman lintas agama 
mengenai simbol-simbol ini dapat berkontribusi terhadap pemahaman 
yang lebih besar dan apresiasi terhadap keragaman spiritual manusia.

Kesimpulannya, simbol dan simbolisme adalah unsur inti dari praktik 
keagamaan di seluruh dunia, memainkan peran krusial dalam memediasi 
pengalaman spiritual dan memperkuat identitas keagamaan. Mereka 
berfungsi sebagai alat untuk artikulasi yang lebih dalam dari keyakinan, 
nilai, dan aspirasi, memungkinkan individu dan komunitas untuk 
terhubung dengan aspek kehidupan yang lebih luas dan lebih mendalam. 
Menghargai keragaman interpretasi simbol ini dan menjelajahinya dalam 
konteks dialog antaragama menawarkan jalan menuju pemahaman yang 
lebih besar dan rasa hormat bersama, memperkuat kain ikat kehidupan 
spiritual manusia yang kaya dan beragam.
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           B. Sejarah Awal

Simbolisme keagamaan, yang berakar pada zaman pra-sejarah, 
mencerminkan upaya manusia awal untuk memahami dan berinteraksi 
dengan dunia di sekitar mereka melalui cara yang lebih mendalam dan 
spiritual. Penggunaan warna, bentuk, dan objek tertentu dalam ritual, 
seperti yang dijelaskan oleh Hovers et al. (2003), bukan hanya tindakan 
acak tetapi upaya sadar untuk menciptakan koneksi dengan dunia spiritual 
dan alam semesta. Misalnya, warna merah yang dihasilkan dari oker 
sering dikaitkan dengan darah, kehidupan, dan kekuatan vital, sedangkan 
lingkaran dapat melambangkan kesinambungan, kesempurnaan, atau 
siklus alam. Dengan demikian, simbol-simbol ini menjadi alat komunikasi 
yang kuat, memungkinkan individu dan komunitas untuk menyampaikan 
pengalaman spiritual mereka dan pemahaman tentang dunia yang tidak 
terbatas pada keterbatasan bahasa verbal.

Pada tingkat yang lebih dalam, simbolisme keagamaan di zaman pra-
sejarah juga mencerminkan pemahaman manusia awal tentang keterkaitan 
mereka dengan alam dan dunia yang lebih luas. Penggunaan simbol dalam 
ritual tidak hanya bertujuan untuk memohon berkah atau perlindungan 
dari kekuatan yang lebih tinggi tetapi juga untuk menegaskan kembali 
hubungan manusia dengan alam dan siklus kehidupan. Sebagai contoh, 
ritus musiman yang menggunakan simbol tertentu untuk merepresentasikan 
panen, perubahan musim, atau fenomena alam lainnya membantu 
komunitas untuk memahami tempat mereka dalam alam semesta dan untuk 
hidup selaras dengan ritme alam. Simbolisme ini, oleh karena itu, menjadi 
bagian penting dari struktur sosial dan spiritual komunitas, memandu 
mereka dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari pertanian hingga ritus 
peralihan.

Lebih lanjut, evolusi simbolisme keagamaan sejak zaman pra-sejarah 
menunjukkan adaptasi dan inovasi yang berkelanjutan dalam cara manusia 
mengungkapkan kehidupan spiritual mereka. Seiring berjalannya waktu, 
simbol-simbol ini menjadi lebih kompleks dan beragam, mencerminkan 
perkembangan pemikiran teologis, interaksi budaya, dan perubahan 
sosial-politik. Namun, inti dari simbolisme keagamaan—sebagai sarana 
untuk menghubungkan manusia dengan dunia spiritual dan untuk 
memberikan makna pada pengalaman manusia—tetap tidak berubah. 
Dengan memahami asal-usul dan evolusi simbolisme keagamaan, kita 
dapat menghargai kedalaman dan kekayaan tradisi spiritual manusia serta 
kemampuan luar biasa simbol untuk mengkomunikasikan ide-ide yang 
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melampaui kata-kata.

Dalam peradaban kuno Mesir, Yunani, dan Roma, simbolisme 
keagamaan memainkan peran krusial dalam struktur sosial dan spiritual 
masyarakat. Di Mesir kuno, simbol seperti Ankh, yang melambangkan 
kehidupan kekal, tidak hanya digunakan dalam ritual keagamaan tetapi 
juga dipakai sebagai amulet atau diukir pada makam untuk menjamin 
kehidupan setelah kematian kepada para pharaoh dan rakyat jelata. Ini 
menunjukkan bagaimana simbol keagamaan bisa berfungsi ganda sebagai 
objek keagamaan dan sebagai alat pengikat komunal, mewakili harapan 
dan keyakinan bersama dalam kehidupan setelah kematian. Integrasi 
simbolisme ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dijelaskan oleh 
Alimkulov (2020), menegaskan pentingnya simbol-simbol ini dalam 
mempertahankan kontinuitas budaya dan spiritualitas melalui generasi.

Dalam konteks Yunani kuno, simbol-simbol keagamaan sering 
kali terwujud dalam mitologi dan epos yang menggambarkan dewa dan 
dewi dengan atribut khas mereka. Misalnya, kilat Zeus sebagai simbol 
kekuasaan atau helm Hades yang mewakili kekuasaan atas dunia bawah. 
Simbol-simbol ini tidak hanya dihormati dalam ritual keagamaan tetapi 
juga menjadi sumber inspirasi untuk seni dan sastra, menanamkan 
nilai-nilai dan pelajaran moral ke dalam masyarakat. Dengan demikian, 
simbolisme keagamaan berkontribusi pada pendidikan dan pembentukan 
karakter, memperkuat nilai-nilai sosial dan etis dalam konteks keagamaan 
dan budaya.

Sementara itu, di Roma kuno, adopsi dan adaptasi simbol-simbol 
keagamaan dari berbagai budaya yang mereka taklukkan menunjukkan 
aspek inklusif dan sincretik dari simbolisme keagamaan mereka. Salib, 
misalnya, meskipun awalnya bukan simbol Romawi, akhirnya menjadi 
simbol dominan dalam Kekristenan, yang berkembang pesat di bawah 
kekaisaran Romawi. Integrasi simbol-simbol ini ke dalam arsitektur, seperti 
basilika dan katedral, dan seni sakral, menunjukkan bagaimana simbol 
keagamaan dapat memfasilitasi penyebaran dan pemeliharaan kepercayaan 
keagamaan dalam skala luas. Hal ini tidak hanya memperkuat identitas 
keagamaan tetapi juga mempromosikan kesatuan dalam keragaman 
kepercayaan dan praktik di dalam kekaisaran yang luas.

Selama Zaman Besi dan periode klasik, simbolisme keagamaan 
mengalami evolusi signifikan, memperlihatkan bagaimana interaksi 
antarbudaya berkontribusi pada diversifikasi dan adaptasi simbol-simbol 
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ini. Pohon Kehidupan, contohnya, yang dapat ditemukan dalam berbagai 
tradisi dari Mesopotamia kuno hingga mitologi Nordik, berfungsi sebagai 
simbol kesatuan dan interkoneksi semua bentuk kehidupan, menunjukkan 
bagaimana simbol dapat menyeberang batas budaya dan mengambil 
makna baru dalam konteks yang berbeda. Proses adaptasi ini, seperti yang 
dijelaskan oleh Mackenzie (2013), mencerminkan bagaimana simbol-
simbol keagamaan tidak hanya dipengaruhi oleh konteks sosial-politik 
tempat mereka berkembang, tetapi juga oleh pertukaran dan interaksi antar 
komunitas yang memungkinkan simbol-simbol tersebut untuk berubah 
dan berkembang.

Swastika, simbol yang telah ada sejak zaman Neolitikum, adalah 
contoh lain dari simbol keagamaan yang menyebar dan beradaptasi melalui 
berbagai tradisi. Awalnya digunakan sebagai simbol keberuntungan dan 
kesejahteraan dalam tradisi Hindu, Buddha, dan Jain, Swastika kemudian 
diadopsi oleh berbagai budaya di seluruh dunia, dari Eropa kuno hingga 
budaya Amerika. Namun, makna dan penggunaan Swastika berubah 
drastis di abad ke-20, menunjukkan bagaimana simbol keagamaan dapat 
dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan bagaimana pentingnya 
konteks dalam menentukan interpretasi simbol.

Roda Dharma, yang merupakan simbol penting dalam Buddhisme, 
mewakili ajaran Buddha dan jalannya menuju pencerahan. Penggunaannya 
yang luas di Asia menunjukkan bagaimana simbol keagamaan dapat menjadi 
pusat dari suatu agama, mempromosikan kesatuan dan identitas bersama di 
antara pengikutnya yang beragam. Adaptasi Roda Dharma dalam berbagai 
bentuk seni dan arsitektur keagamaan menunjukkan bagaimana simbol-
simbol ini tidak hanya menopang praktik keagamaan tetapi juga berfungsi 
sebagai alat komunikasi visual yang kuat, menyampaikan prinsip-prinsip 
inti agama kepada pemeluknya dan memperkuat ikatan komunal. Adaptasi 
dan diversifikasi simbol-simbol keagamaan seperti Roda Dharma selama 
Zaman Besi dan periode klasik menyoroti interaksi dinamis antara agama, 
budaya, dan politik dalam pembentukan simbolisme keagamaan.

Munculnya agama-agama monoteistik besar memberikan perubahan 
signifikan pada penggunaan dan arti simbolisme keagamaan. Dalam Yahudi, 
Bintang Daud tidak sekadar menjadi simbol kepercayaan tetapi juga ikon 
identitas yang menggabungkan aspek historis dan spiritual bangsa Yahudi. 
Penggunaan simbol ini dalam ritual dan artefak keagamaan, serta dalam 
bendera negara Israel modern, menunjukkan bagaimana simbol-simbol 
keagamaan dapat berfungsi ganda sebagai penanda kepercayaan dan 



21

identitas etnis atau nasional. Dalam konteks ini, simbolisme keagamaan 
memperkuat kesatuan komunal sambil menetapkan batas-batas yang 
jelas terhadap kelompok lain, menciptakan rasa kebersamaan di antara 
pengikutnya sambil memfasilitasi pengakuan dan penghormatan dari luar 
komunitas tersebut.

Dalam Kekristenan, Salib bukan hanya simbol pengorbanan dan 
kebangkitan Kristus tetapi juga menjadi pusat dari praktik dan teologi 
Kristen. Penggunaannya yang meluas dalam arsitektur gereja, perayaan 
liturgi, dan sebagai perhiasan personal menunjukkan bagaimana simbol 
keagamaan dapat diintegrasikan ke dalam aspek kehidupan yang beragam, 
dari yang sakral hingga yang sehari-hari. Salib juga menjadi titik temu bagi 
berbagai denominasi Kristen, menawarkan sebuah elemen bersama yang 
menyatukan pengikutnya di seluruh dunia sambil memungkinkan variasi 
dalam interpretasi dan penggunaan sesuai dengan tradisi masing-masing. 
Dengan demikian, Salib tidak hanya merefleksikan inti dari doktrin Kristen 
tetapi juga memperkaya keberagaman ekspresi keagamaan di dalamnya.

Islam, dengan Bulan Sabitnya, menawarkan contoh lain dari 
bagaimana simbol keagamaan dapat menjadi penanda kuat identitas dan 
kepercayaan. Seringkali dikombinasikan dengan bintang, Bulan Sabit 
menjadi simbol yang luas dikenali dari Islam dan digunakan secara luas 
di bendera negara-negara Islam, masjid, dan literatur keagamaan. Simbol 
ini tidak hanya mencerminkan aspek keagamaan tetapi juga budaya dan 
sejarah umat Islam, memperkuat rasa persatuan di antara pengikutnya 
sambil menandai keberadaannya dalam konteks global. Dalam interaksi 
antaragama, pengakuan dan penghormatan terhadap simbol-simbol 
ini menjadi penting dalam mempromosikan dialog dan pemahaman 
lintas budaya, menunjukkan pentingnya simbolisme keagamaan dalam 
membangun jembatan pemahaman antar komunitas yang berbeda.

Di era modern, simbol-simbol keagamaan tidak hanya tetap relevan 
tetapi sering kali menjadi pusat perdebatan dan diskusi dalam masyarakat 
yang semakin pluralistik dan sekuler. Dalam konteks multikultural, simbol 
keagamaan dapat menjadi sumber identitas yang kuat, menawarkan rasa 
keberlanjutan dan keterkaitan dengan tradisi bagi komunitas keagamaan. 
Namun, penggunaan simbol-simbol ini juga dapat menimbulkan 
kontroversi, terutama ketika simbol-simbol tersebut dianggap bertentangan 
dengan nilai-nilai sekuler atau ketika digunakan dalam cara yang dianggap 
tidak sensitif oleh kelompok lain. Dalam hal ini, pemahaman mendalam 
tentang simbol keagamaan dan maknanya menjadi penting, membutuhkan 
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pendekatan multidisiplin yang menggabungkan perspektif historis, 
sosiologis, antropologis, dan teologis untuk memahami baik konteks asli 
mereka maupun cara mereka diterjemahkan dan diperdebatkan dalam 
masyarakat modern (Renteln, 2004).

Selanjutnya, dalam masyarakat yang beragam, simbol-simbol 
keagamaan sering kali berfungsi sebagai titik pertemuan atau gesekan 
antar kelompok keagamaan dan budaya. Misalnya, pemasangan simbol 
keagamaan di ruang publik dapat dilihat sebagai ekspresi kebebasan 
beragama atau, sebaliknya, sebagai pelanggaran terhadap prinsip negara 
sekuler. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi dan penerimaan simbol-
simbol keagamaan tidak terlepas dari konteks sosial-politik yang lebih 
luas, di mana kebijakan publik, norma sosial, dan dinamika kekuasaan 
mempengaruhi bagaimana simbol-simbol ini dilihat dan dihargai. Oleh 
karena itu, dialog dan negosiasi sering kali diperlukan untuk menemukan 
keseimbangan antara menghormati tradisi keagamaan dan mempertahankan 
ruang publik yang inklusif dan netral secara keagamaan.

Akhirnya, dalam era digital dan globalisasi, simbol-simbol keagamaan 
tidak hanya terbatas pada konteks geografis atau komunitas lokal tetapi 
juga beredar luas melalui media dan internet, mencapai audiens global. Ini 
memperluas jangkauan dan pengaruh simbol-simbol tersebut, tetapi juga 
memperkenalkan kompleksitas baru dalam cara mereka diinterpretasikan 
dan dimanfaatkan. Dalam beberapa kasus, ini dapat menyebabkan 
kesalahpahaman atau penyalahgunaan simbol, menyoroti pentingnya 
pendidikan lintas budaya dan upaya untuk mempromosikan pemahaman 
dan penghormatan terhadap keragaman simbolisme keagamaan. Oleh 
karena itu, pendekatan multidisiplin yang melibatkan dialog antarbudaya 
dan antaragama menjadi semakin penting dalam membantu masyarakat 
modern menavigasi kompleksitas simbol-simbol keagamaan dan peran 
mereka dalam identitas, budaya, dan interaksi sosial.

Studi terkini mengenai simbol keagamaan menunjukkan bahwa 
mereka memegang peran vital dalam memfasilitasi dialog antaragama, 
yang menjadi semakin penting dalam konteks global saat ini yang ditandai 
dengan pluralitas dan interaksi budaya yang intensif. Poniatowski (2021) 
menekankan bahwa dengan memahami sejarah dan evolusi simbol-simbol 
keagamaan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang 
bagaimana manusia, sepanjang zaman, telah menggunakan simbol untuk 
menavigasi pengalaman spiritual mereka. Pemahaman ini memungkinkan 
individu dari berbagai latar belakang untuk menemukan titik temu dalam 
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dialog, mendorong pertukaran ide dan nilai yang konstruktif. Lebih jauh, 
simbol keagamaan bisa berfungsi sebagai jembatan pemahaman yang 
memfasilitasi apresiasi dan penghormatan terhadap keragaman keyakinan, 
mendorong suasana toleransi dan empati dalam masyarakat multikultural.

Selain itu, studi tentang simbol keagamaan menawarkan wawasan 
tentang bagaimana simbol-simbol ini berkembang dan diadaptasi dalam 
berbagai konteks budaya, menyoroti dinamika interaksi manusia dengan 
yang sakral. Sejarah simbol-simbol ini mencerminkan dialog antara 
tradisi, di mana pertukaran dan sinkretisme sering kali menghasilkan 
interpretasi baru dan pemahaman yang diperluas. Misalnya, pengadopsian 
dan reinterpretasi simbol-simbol dari satu tradisi keagamaan ke tradisi 
lain dapat mengungkapkan kesamaan fundamental dalam pencarian 
manusia akan makna dan koneksi dengan yang transenden. Kajian 
ini, oleh karena itu, tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang 
simbolisme keagamaan tetapi juga tentang sifat universal dari pengalaman 
spiritual manusia, mendorong rasa persatuan yang lebih besar di antara 
keberagaman keyakinan.

Lebih lanjut, memahami simbol-simbol keagamaan dalam konteks 
sejarah dan budaya mereka memungkinkan komunitas untuk lebih efektif 
mengatasi tantangan kontemporer yang terkait dengan identitas, ekspresi, 
dan hak-hak keagamaan. Dalam masyarakat yang semakin sekuler, 
di mana simbol keagamaan kadang-kadang menjadi titik kontroversi, 
pendekatan multidisiplin dalam mempelajari simbol-simbol ini dapat 
menawarkan solusi untuk negosiasi ruang publik yang inklusif. Studi yang 
mendalam tentang simbol keagamaan, dengan demikian, bukan hanya 
tentang memahami masa lalu; itu juga sangat relevan untuk mengatasi isu-
isu keagamaan dan budaya di era modern, mempromosikan koeksistensi 
yang damai dan saling pengertian dalam keragaman global yang kaya.

Kajian terkini dalam arkeologi, sejarah seni, dan studi agama 
menyoroti betapa simbol-simbol keagamaan memainkan peran penting 
dalam memahami asal-usul dan perkembangan peradaban manusia. 
D’Errico dan Nowell (2000) mengemukakan bahwa simbol-simbol ini 
tidak hanya mewakili ekspresi artistik atau keagamaan semata, tetapi 
juga mencerminkan aspek sosial, ekonomi, dan politik dari masyarakat 
yang menciptakannya. Dalam konteks arkeologi, penemuan artefak 
dengan simbolisme keagamaan memberikan wawasan tentang bagaimana 
komunitas kuno berinteraksi dengan alam semesta mereka, menegaskan 
keyakinan mereka, dan membangun sistem sosial dan hierarki. Dengan 
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demikian, simbol-simbol keagamaan berfungsi sebagai dokumen 
sejarah yang tak ternilai, memungkinkan kita untuk menyusuri kembali 
kepercayaan dan praktik spiritual yang membentuk fondasi dari berbagai 
tradisi keagamaan yang kita kenal saat ini.

Dalam bidang sejarah seni, studi tentang simbolisme keagamaan 
membuka jendela ke dalam pemahaman estetika dan nilai-nilai spiritual 
dari berbagai era dan budaya. Simbol-simbol keagamaan dalam karya seni 
tidak hanya mengkomunikasikan narasi sakral tetapi juga mengekspresikan 
pencarian manusia akan keindahan, kebenaran, dan makna yang lebih dalam. 
Karya seni yang menggambarkan simbol-simbol keagamaan, dari lukisan 
gua prasejarah hingga karya seni Renaissance yang megah, menunjukkan 
bagaimana seni dan spiritualitas terjalin secara intrinsik, dengan seniman 
menggunakan media mereka untuk menjelajahi dan mengkomunikasikan 
pengalaman transendental. Kajian ini menggarisbawahi bagaimana 
simbol-simbol keagamaan berperan sebagai sarana ekspresi yang kuat, 
mampu menyampaikan nuansa kepercayaan dan pengalaman spiritual 
yang kompleks melalui bahasa visual.

Dalam konteks studi agama, pemahaman yang lebih dalam tentang 
simbol-simbol keagamaan memberikan wawasan baru tentang cara 
individu dan komunitas memahami dan berinteraksi dengan yang sakral. 
Studi di bidang ini menunjukkan bahwa simbol-simbol keagamaan sering 
kali berakar pada pengalaman manusia yang paling mendasar dan universal, 
seperti kelahiran, kematian, cinta, dan konflik, memberikan mereka daya 
tahan dan relevansi yang melintasi batas geografis dan temporal. Dengan 
demikian, simbol-simbol ini tidak hanya merefleksikan keyakinan dan 
tradisi spesifik tetapi juga memfasilitasi dialog antarbudaya, memungkinkan 
pertukaran ide dan nilai antara berbagai sistem kepercayaan. Studi lebih 
lanjut dalam bidang ini berpotensi mengungkapkan cara-cara baru di mana 
simbolisme keagamaan dapat mempromosikan pemahaman dan toleransi 
di antara keanekaragaman kepercayaan di dunia modern.

Pendekatan interdisipliner dalam mempelajari simbol keagamaan 
mengungkapkan kompleksitas dan multifungsi simbol-simbol tersebut 
dalam konteks sosial dan spiritual. Sebagai contoh, Jack (1998) menyoroti 
bagaimana simbol-simbol keagamaan berfungsi sebagai alat pemersatu 
bagi komunitas, menciptakan rasa kebersamaan dan kesatuan di antara 
anggotanya. Dalam praktik keagamaan, simbol-simbol ini sering kali 
diulang dalam ritual, doa, dan ibadah, memperkuat ikatan sosial dan 
membangun identitas komunal yang kohesif. Pendekatan interdisipliner 
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yang menggabungkan sosiologi, antropologi, dan teologi memungkinkan 
kita untuk memahami bagaimana simbol-simbol ini tidak hanya 
merefleksikan keyakinan spiritual tetapi juga memainkan peran penting 
dalam struktur dan dinamika sosial komunitas, mendukung koherensi 
internal dan mempertahankan tradisi.

Lebih lanjut, pendekatan interdisipliner menjelaskan bagaimana 
simbol keagamaan berfungsi sebagai mediator pengalaman spiritual, 
memungkinkan individu untuk terhubung dengan aspek yang transenden 
dari eksistensi. Dalam banyak tradisi, simbol-simbol keagamaan 
dianggap sebagai manifestasi fisik dari yang ilahi, memberikan sarana 
bagi pemeluk agama untuk merasakan dan merenungkan tentang realitas 
yang lebih tinggi. Studi yang mengintegrasikan psikologi keagamaan dan 
fenomenologi dapat menawarkan wawasan tentang bagaimana simbol-
simbol ini mempengaruhi kesadaran dan emosi individu, memfasilitasi 
pengalaman mistis atau pencerahan yang dapat mengubah pandangan 
seseorang tentang dunia dan dirinya sendiri. Pendekatan ini menyoroti 
bagaimana simbol keagamaan tidak hanya berfungsi dalam konteks 
komunal tetapi juga memiliki dampak mendalam pada level pribadi dan 
subjektif.

Akhirnya, pendekatan interdisipliner mengungkapkan bagaimana 
simbol keagamaan berperan dalam negosiasi identitas dalam berbagai 
konteks budaya dan sejarah. Simbol-simbol ini sering kali menjadi titik 
fokus dalam dialog antarbudaya dan antaragama, di mana makna dan 
interpretasi mereka dapat berubah atau disesuaikan untuk mencerminkan 
konteks sosial-politik baru. Studi-studi yang memadukan sejarah dan 
studi budaya menunjukkan bagaimana simbol-simbol keagamaan dapat 
diperebutkan, direbut, dan direinterpretasi oleh berbagai kelompok untuk 
melayani agenda politik atau sosial tertentu. Dengan demikian, simbol-
simbol ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan dan nilai-nilai spiritual 
tetapi juga terlibat dalam proses negosiasi dan konstruksi identitas yang 
lebih luas, baik pada level individu maupun komunal, menunjukkan 
fleksibilitas dan ketahanan mereka dalam menghadapi perubahan dan 
tantangan.

Memahami sejarah awal dan evolusi simbol-simbol keagamaan 
membuka jendela ke dalam keragaman dan kompleksitas tradisi spiritual 
manusia yang luas. Seperti yang diungkapkan oleh Klenov (2022), simbol-
simbol ini tidak hanya mencerminkan keyakinan dan praktik keagamaan 
tertentu tetapi juga mengungkapkan bagaimana komunitas manusia 
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sepanjang sejarah menggunakan simbol untuk mengekspresikan pencarian 
mereka akan makna, koneksi dengan yang transenden, dan pemahaman 
tentang alam semesta. Simbol-simbol seperti Pohon Kehidupan, yang 
ditemukan dalam banyak tradisi dari Skandinavia kuno hingga Budaya 
Mesoamerika, menunjukkan bagaimana tema-tema umum seperti 
kehidupan, kematian, dan keabadian muncul dalam berbagai bentuk dan 
interpretasi, mencerminkan keanekaragaman pengalaman manusia dan 
keinginan universal untuk memahami siklus kehidupan.

Lebih lanjut, studi tentang simbol keagamaan membantu kita 
menghargai bagaimana simbol-simbol ini berfungsi tidak hanya sebagai alat 
untuk ekspresi spiritual tetapi juga sebagai sarana untuk membangun dan 
mempertahankan identitas komunal dan budaya. Melalui ritus, mitos, dan 
seni yang terkait dengan simbol-simbol ini, komunitas dapat memperkuat 
ikatan sosial mereka, mewariskan nilai-nilai dan tradisi dari satu generasi 
ke generasi berikutnya, dan menegosiasikan posisi mereka dalam konteks 
sosial-politik yang lebih luas. Simbolisme keagamaan, dengan demikian, 
memainkan peran penting dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur 
sosial dan kekuatan koheif dalam masyarakat, memperlihatkan bagaimana 
kepercayaan spiritual terjalin dengan kehidupan sosial dan budaya.

Akhirnya, pemahaman yang mendalam tentang simbol-simbol 
keagamaan dan evolusinya memungkinkan kita untuk menghargai 
bagaimana simbolisme dapat beradaptasi dan berubah seiring waktu, 
mencerminkan perubahan dalam konteks historis dan budaya. Simbol-
simbol keagamaan sering kali diadopsi, diinterpretasikan ulang, 
atau bahkan ditolak oleh komunitas yang berbeda sepanjang sejarah, 
menunjukkan bagaimana simbol-simbol ini bisa menjadi alat yang 
dinamis dan fleksibel dalam negosiasi identitas dan kepercayaan. Studi ini 
menyoroti pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami simbol 
keagamaan, menggabungkan perspektif dari arkeologi, antropologi, 
sejarah seni, dan teologi untuk membentuk gambaran yang lebih lengkap 
dan bermakna tentang peran simbolisme dalam kehidupan manusia.

Sejarah awal munculnya simbol-simbol keagamaan menawarkan 
wawasan mendalam tentang bagaimana simbol digunakan oleh manusia 
untuk menjelajahi dan mengkomunikasikan pemahaman mereka tentang 
dunia spiritual. Simbolisme ini, yang sering kali lahir dari upaya untuk 
memahami dan menjelaskan fenomena alam, kehidupan, dan kematian, 
telah menjadi alat komunikasi yang kuat, mampu menyampaikan ide-ide 
kompleks dan abstrak yang sulit diungkapkan melalui kata-kata saja. Studi 
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interdisipliner tentang simbol-simbol keagamaan, yang menggabungkan 
wawasan dari arkeologi, sejarah seni, antropologi, dan teologi, telah 
menyoroti bagaimana simbol-simbol ini tidak hanya mencerminkan 
kepercayaan dan nilai-nilai spiritual tertentu tetapi juga memainkan peran 
penting dalam membentuk identitas sosial dan budaya komunitas yang 
menggunakannya.

Selanjutnya, evolusi simbol-simbol keagamaan sepanjang sejarah 
menunjukkan kemampuan adaptasi dan ketahanan simbolisme ini dalam 
menghadapi perubahan sosial, politik, dan budaya. Dari penggunaan 
awal simbol dalam ritual pra-sejarah hingga integrasinya dalam praktik 
keagamaan yang kompleks dalam peradaban besar, simbol-simbol ini telah 
berevolusi untuk memenuhi kebutuhan ekspresif dan komunikatif dari 
berbagai era dan budaya. Proses evolusi ini, yang sering kali melibatkan 
pengadopsian dan reinterpretasi simbol dari satu tradisi ke tradisi lain, 
menggarisbawahi bagaimana simbolisme keagamaan dapat berfungsi 
sebagai jembatan antara berbagai komunitas, memfasilitasi pertukaran dan 
dialog budaya yang memperkaya pemahaman bersama tentang pengalaman 
spiritual manusia.

Sebagai kesimpulan, studi tentang simbol-simbol keagamaan dan 
sejarahnya tidak hanya penting untuk memahami tradisi dan kepercayaan 
spiritual tertentu tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang sifat 
manusia itu sendiri. Melalui simbol, manusia telah lama berusaha untuk 
mengartikulasikan dan berbagi pengalaman spiritual mereka, mencari 
makna dan koneksi dalam dunia yang sering kali tidak pasti dan misterius. 
Kajian interdisipliner yang terus berkembang di bidang ini menjanjikan 
untuk mengungkap lebih banyak lagi tentang bagaimana simbol-simbol 
keagamaan membentuk dan dipengaruhi oleh konteks historis dan budaya 
mereka, memperkaya pemahaman kita tentang warisan spiritual dan 
budaya yang kaya dan beragam dari umat manusia.
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C. Perkembangan dan Transformasi

Perkembangan dan transformasi simbol-simbol keagamaan sepanjang 
sejarah merupakan subjek yang kompleks dan menarik, mencerminkan 
bagaimana manusia berinteraksi dengan dunia spiritual dan menggunakan 
simbolisme untuk mengekspresikan pengalaman tersebut. Simbolisme 
keagamaan mengungkapkan bagaimana manusia telah menggunakan 
simbol untuk mengekspresikan konsep dan pengalaman yang melampaui 
batasan bahasa verbal. Alcorta dan Sosis (2005) menyoroti pentingnya 
emosi dan simbol-simbol sakral dalam ritual keagamaan, menyatakan 
bahwa kondisioning emosional terhadap simbol-simbol ini merupakan 
kunci evolusi simbolisme keagamaan dari praktik ritualistik non-manusia. 
Ini menunjukkan bahwa simbol keagamaan, bahkan dalam bentuknya yang 
paling awal, tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga 
sebagai sarana untuk menciptakan dan memperkuat pengalaman komunal 
yang bersifat transendental. Pemahaman ini membantu kita menghargai 
bagaimana simbol-simbol keagamaan telah menjadi bagian integral dari 
praktik keagamaan, membantu dalam pembentukan identitas kelompok 
dan individu serta dalam mediasi pengalaman spiritual yang kompleks.

Chase dan Dibble (1987) melalui analisis mereka tentang 
simbolisme pada periode Paleolitik Tengah menunjukkan bagaimana 
simbol keagamaan telah beradaptasi dan berubah seiring berjalannya 
waktu, sering kali sebagai respons terhadap perubahan dalam konteks 
sosial-politik. Evolusi simbol keagamaan mencerminkan upaya manusia 
yang terus menerus untuk menjelaskan dan mengelola dunia mereka, 
baik material maupun spiritual. Transformasi ini tidak hanya menyoroti 
fleksibilitas dan daya tahan simbol-simbol keagamaan tetapi juga 
menunjukkan bagaimana praktik keagamaan dan simbolisme berkembang 
untuk memenuhi kebutuhan komunikatif dan ekspresif komunitas dalam 
menghadapi tantangan baru. Studi ini memberikan wawasan tentang 
bagaimana simbol-simbol keagamaan berfungsi sebagai alat adaptasi, 
memungkinkan kelangsungan dan pertumbuhan praktik spiritual dalam 
berbagai konteks sejarah dan budaya.

Pemahaman mendalam tentang asal-usul dan evolusi simbol 
keagamaan membuka perspektif baru tentang keanekaragaman dan 
kompleksitas tradisi spiritual manusia. Simbolisme keagamaan, sebagai 
alat ekspresi universal, memainkan peran penting dalam menjembatani 
perbedaan individu dan komunal, menghubungkan manusia dengan 
warisan spiritual bersama yang kaya. Studi ini tidak hanya penting untuk 
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memahami praktik keagamaan historis tetapi juga memberikan wawasan 
tentang bagaimana simbol keagamaan terus membentuk identitas, 
kepercayaan, dan interaksi sosial di era modern. Menggali lebih dalam 
simbol keagamaan dan transformasinya membantu kita menghargai 
keragaman cara manusia menginterpretasikan dan berinteraksi dengan yang 
sakral, menyoroti peran simbolisme dalam mengembangkan pemahaman 
bersama dan menghormati perbedaan.

Evolusi simbol keagamaan memperlihatkan interaksi antarbudaya 
yang kompleks dan proses adaptasi yang berkelanjutan, yang mempengaruhi 
simbolisme dalam berbagai konteks keagamaan dan budaya. Rossano 
(2006) mengusulkan model evolusi agama tiga tahap, yang menyoroti 
bagaimana ritual ekstasis awal berkembang menjadi praktik penyembuhan 
shamanistik dan akhirnya pemujaan leluhur, yang ditandai dengan seni 
gua dan artefak dari Zaman Batu Atas. Simbol-simbol seperti Pohon 
Kehidupan dan Swastika menunjukkan adaptasi dan reinterpretasi lintas 
budaya, berfungsi dalam berbagai tradisi dengan makna dan fungsi yang 
beragam. Adaptasi ini menyoroti bagaimana simbol-simbol keagamaan 
tidak hanya mengalami transformasi estetik atau semantik tetapi juga 
refleksi dari perubahan dalam struktur sosial, hubungan antar kelompok, 
dan pandangan dunia yang berubah.

Proses adaptasi simbol keagamaan melintasi batas budaya sering 
kali mencerminkan dinamika kekuasaan, pertukaran, dan asimilasi. Studi 
Anderson (1994) tentang adaptasi lintas budaya menunjukkan bagaimana 
simbol-simbol keagamaan dapat dipengaruhi oleh kontak antarbudaya, 
sering kali menghasilkan versi hibrida yang mencerminkan pengaruh 
budaya ganda atau lebih. Hal ini tidak hanya memperkaya keragaman 
simbolisme keagamaan tetapi juga menantang batasan tradisional identitas 
keagamaan dan budaya, menciptakan ruang untuk interpretasi dan praktik 
baru yang mencerminkan realitas multikultural kontemporer.

Dalam konteks modern, transformasi simbol keagamaan sering 
kali menjadi titik fokus dalam debat tentang identitas, sekularisme, dan 
multikulturalisme. Kim (1988) menyoroti bagaimana adaptasi simbol 
keagamaan dalam masyarakat baru dapat melibatkan proses negosiasi 
yang kompleks, di mana individu dan komunitas berusaha untuk 
mempertahankan integritas simbolisme mereka sambil juga menyesuaikan 
diri dengan lingkungan sosial-politik baru. Transformasi ini tidak hanya 
relevan dalam konteks migrasi tetapi juga dalam interaksi antaragama dan 
antarbudaya di lingkungan global yang semakin terhubung, menyoroti 
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pentingnya pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap keragaman 
simbol keagamaan dan maknanya.

Dalam era modern, simbol keagamaan terus mengalami adaptasi 
dan transformasi, sering kali memicu kontroversi dan negosiasi dalam 
konteks multikultural dan sekuler. Simbol-simbol ini, yang berakar pada 
kepercayaan kuno Mesir, Yunani, dan Romawi, masih mempertahankan 
relevansinya hingga zaman modern, sebagaimana dibahas oleh Alimkulov 
(2020). Perubahan ini menunjukkan ketahanan dan fleksibilitas simbolisme 
keagamaan dalam menanggapi perubahan sosial dan budaya, dari 
penggunaan tradisionalnya dalam ritual dan seni sakral hingga representasi 
dalam media populer dan debat publik. Kajian interdisipliner mengenai 
simbol-simbol ini, yang melibatkan arkeologi, sejarah seni, antropologi, 
dan teologi, terus memberikan wawasan baru tentang peran penting simbol 
dalam ekspresi keagamaan dan budaya manusia.

Jack (1998) menyoroti bagaimana simbol-simbol sakral, khususnya 
di sekolah-sekolah Katolik sebelum Vatikan Kedua, memainkan peran 
sentral dalam membentuk ideologi sekolah dan subjektivitas siswa dan 
guru. Simbol-simbol ini, yang memiliki sejarah panjang dalam ingatan 
sosial setiap kongregasi agama, merupakan kekuatan yang kuat dalam 
mengarahkan subjektivitas individu, meskipun sering kali tanpa justifikasi 
historis yang memadai. Hal ini menunjukkan bagaimana simbol keagamaan 
tidak hanya berperan dalam konteks ritual keagamaan tetapi juga dalam 
pendidikan dan pembentukan identitas individu dan komunitas, terlepas 
dari perubahan konteks sosial-politik.

 Renteln (2004) membahas kontroversi hukum yang melibatkan 
simbol-simbol keagamaan, khususnya di negara-negara dengan populasi 
minoritas etnis, dan bagaimana simbol-simbol ini sering kali dipandang 
sebagai ancaman. Melalui kasus-kasus seperti larangan berpakaian 
keagamaan, studi ini mengungkapkan bagaimana simbol-simbol 
keagamaan visual sering kali memicu respons emosional yang kuat dan 
bagaimana regulasi hukum simbol-simbol ini menimbulkan tantangan 
bagi sistem demokrasi dalam melindungi kebebasan beragama. Studi 
ini menyoroti bagaimana simbol-simbol keagamaan berada di pusat 
pertempuran hukum, dengan pengadilan harus mempertimbangkan 
batasan kebebasan beragama dan pengaruhnya terhadap kebijakan publik 
dan keharmonisan sosial.



31

2. Pengaruh Geografis dan Kultural

A. Distribusi Geografis

Pengaruh geografis dan kultural terhadap distribusi dan adaptasi 
simbol-simbol keagamaan merupakan topik yang luas dan multidisiplin, 
mencakup aspek-aspek dari interaksi antarbudaya hingga transformasi 
simbol dalam konteks baru. Simbol keagamaan sering kali mengalami 
evolusi dalam konteks geografis dan kultural yang beragam, menyesuaikan 
diri dengan tradisi dan nilai-nilai lokal. Studi oleh Weisbuch-Remington et 
al. (2005)sociological, and psychological theories suggest that religious 
symbols should influence motivational processes during performance of 
goal-relevant tasks. In two experiments, positive and negative religious 
(Christian mengungkap bagaimana simbol-simbol keagamaan dapat 
mempengaruhi proses motivasi dan emosi dalam situasi performa yang 
dipicu oleh konteks keagamaan. Studi ini menunjukkan bahwa simbol-
simbol tersebut memiliki kemampuan untuk diinternalisasi oleh individu, 
berdampak pada perilaku dan respons emosional mereka dalam berbagai 
konteks kultural. Hal ini menandakan bahwa simbol keagamaan bukan 
hanya alat komunikasi eksternal tetapi juga memainkan peran penting 
dalam pengalaman internal dan persepsi individu terhadap tugas-tugas 
yang mereka hadapi, terutama ketika terkait dengan konteks keagamaan 
atau spiritual.

Pengaruh geografis dan kultural pada simbol keagamaan 
juga mencerminkan bagaimana simbol-simbol ini beradaptasi dan 
diinterpretasikan ulang dalam berbagai tradisi. Adaptasi simbol-simbol 
keagamaan dalam berbagai konteks kultural menunjukkan fleksibilitas dan 
dinamika simbolisme keagamaan dalam merespons perubahan lingkungan 
sosial dan budaya. Simbol-simbol yang sama dapat memiliki makna 
yang sangat berbeda tergantung pada konteks kultural dan geografisnya, 
menggarisbawahi pentingnya memahami latar belakang kultural dalam 
interpretasi simbol keagamaan. Proses adaptasi ini menyoroti bagaimana 
simbol keagamaan berfungsi sebagai jembatan antarbudaya, memfasilitasi 
pertukaran dan dialog antara berbagai tradisi dan komunitas.

Selanjutnya, transformasi simbol keagamaan dalam era modern 
sering kali menimbulkan kontroversi dan negosiasi, terutama dalam 
masyarakat yang multikultural dan sekuler. Simbol-simbol keagamaan 
yang beradaptasi atau diinterpretasikan ulang dalam konteks baru dapat 
menimbulkan pertanyaan tentang identitas, otentisitas, dan penghormatan 
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terhadap tradisi asli. Kontroversi ini menunjukkan bagaimana simbol 
keagamaan tidak hanya mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai spiritual 
tetapi juga terlibat dalam diskursus sosial dan politik yang lebih luas. 
Penanganan simbol-simbol keagamaan dalam konteks multikultural 
membutuhkan sensitivitas dan pemahaman mendalam tentang latar 
belakang kultural dan agama yang beragam, menegaskan kembali 
pentingnya dialog dan keterbukaan dalam merayakan dan menghormati 
keragaman simbol keagamaan.

Swidler’s (1986) konsep tentang pengaruh kultural menawarkan 
kerangka kerja penting untuk memahami bagaimana simbol-simbol 
keagamaan berfungsi sebagai bagian dari “tool kit” budaya yang membentuk 
“strategi tindakan” individu. Dalam periode kultural yang stabil, simbol-
simbol keagamaan diinternalisasi sebagai bagian dari praktik kehidupan 
sehari-hari, membantu individu untuk menavigasi lingkungan sosial 
mereka dengan menyediakan repertoar kebiasaan, keterampilan, dan gaya 
yang bervariasi. Simbol-simbol ini memperkuat norma-norma sosial dan 
memediasi pengalaman spiritual, menjadi bagian integral dari identitas dan 
interaksi sosial. Dalam konteks ini, simbol keagamaan berperan penting 
dalam mempertahankan kontinuitas budaya dan memperkuat ikatan sosial 
dalam masyarakat.

Namun, dalam periode kultural yang tidak stabil, di mana terjadi 
perubahan sosial-politik yang cepat atau konflik, simbol-simbol 
keagamaan mungkin diinterpretasikan ulang atau diperjuangkan dalam 
upaya untuk menegosiasikan identitas dan kekuasaan. Ideologi-ideologi 
eksplisit, yang sering kali terkait dengan simbol-simbol keagamaan, 
dapat langsung mengatur tindakan dan menjadi alat dalam perjuangan 
sosial atau politik. Simbol-simbol ini bisa menjadi pusat perdebatan dan 
konflik, mencerminkan ketegangan antara tradisi dan inovasi, serta antara 
berbagai kelompok dan kepentingan dalam masyarakat. Perubahan dalam 
interpretasi simbol keagamaan mencerminkan dinamika kekuatan budaya 
dan sosial yang lebih luas, menunjukkan fleksibilitas dan kapasitas adaptasi 
simbolisme keagamaan dalam menghadapi ketidakpastian dan perubahan.

Pendekatan Swidler (2000) menekankan pentingnya memahami 
simbol keagamaan dalam konteks kultural dan historis mereka, mengakui 
bahwa simbol-simbol ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai atau 
kepercayaan tetapi juga terlibat dalam proses sosial yang kompleks 
dan dinamis. Melalui analisis simbol-simbol keagamaan, kita dapat 
memperoleh wawasan tentang bagaimana budaya mempengaruhi tindakan 
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individu dan bagaimana individu menggunakan budaya sebagai sumber 
daya dalam kehidupan mereka. Pendekatan ini membuka jalan baru untuk 
memahami peran simbolisme keagamaan dalam masyarakat kontemporer, 
menyoroti bagaimana simbol-simbol ini berkontribusi pada pembentukan 
identitas sosial dan negosiasi makna dalam lingkungan multikultural dan 
multireligius.

Bakar et al. (2013) menyoroti bagaimana simbol-simbol keagamaan, 
khususnya dalam konteks Islam, memainkan peran penting dalam 
mempengaruhi respons konsumen Muslim terhadap kemasan produk. Studi 
ini mengungkapkan bahwa simbol-simbol keagamaan yang diintegrasikan 
dalam desain kemasan dapat secara signifikan meningkatkan niat 
pembelian, terutama untuk produk dengan nilai simbolis rendah. Efek ini 
diperkuat di antara konsumen dengan tingkat keberagamaan yang tinggi, 
menunjukkan bahwa simbol-simbol keagamaan tidak hanya berfungsi 
sebagai tanda identifikasi tetapi juga sebagai penguat kepercayaan dan 
nilai-nilai keagamaan dalam keputusan pembelian.

Studi tambahan oleh Akbari et al. (2018) mengeksplorasi dampak 
penggunaan simbol-simbol Islam dalam kemasan makanan terhadap 
niat pembelian konsumen Muslim. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa 
simbol-simbol Islam dalam kemasan memiliki dampak positif pada niat 
pembelian konsumen Muslim, khususnya bagi individu dengan tingkat 
religiusitas tinggi. Studi ini menegaskan kembali pentingnya memahami 
nilai-nilai dan kepercayaan konsumen dalam pengembangan strategi 
pemasaran yang efektif, terutama dalam pasar yang sangat religius seperti 
komunitas Muslim.

Islam et al. (2016) meneliti bagaimana religiusitas mempengaruhi 
perilaku konsumsi ekologis sadar di kalangan konsumen Muslim di India. 
Studi ini menemukan korelasi positif yang signifikan antara religiusitas 
dan perilaku konsumsi ekologis sadar, dengan konsumen yang pro-religius 
dan intrinsik religius memberi nilai lebih tinggi pada perilaku konsumsi 
ekologis sadar daripada konsumen non-religius dan ekstrinsik religius. 
Temuan ini menyoroti bagaimana faktor religiusitas dapat mempengaruhi 
tidak hanya keputusan pembelian yang berkaitan dengan produk keagamaan 
tetapi juga keputusan yang berkaitan dengan perilaku konsumsi yang lebih 
luas dan bertanggung jawab.

O’Sullivan (2017) menguraikan bagaimana simbol-simbol keagamaan 
dapat menghambat kecerdasan kultural motivasional karyawan dalam 
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beberapa konteks internasional. Penggunaan simbol-simbol keagamaan di 
tempat kerja, terutama dalam perusahaan multinasional yang beroperasi 
di berbagai wilayah dengan latar belakang keagamaan yang berbeda, bisa 
menimbulkan konflik nilai dan mengganggu dinamika tim. O’Sullivan 
menyarankan bahwa manajer multinasional harus memahami dan sensitif 
terhadap pengaruh simbol-simbol keagamaan ini dan merespons dengan 
cara yang mengurangi risiko terhadap berbagi pengetahuan dan kerjasama 
tim. Pendekatan yang disarankan termasuk pelatihan kecerdasan kultural 
untuk karyawan dan penciptaan lingkungan kerja yang inklusif yang 
menghormati keragaman keagamaan tanpa membiarkan simbol-simbol 

tertentu mendominasi ruang bersama.

Studi oleh Presbitero (2017) menunjukkan peran penting motivasi 
intrinsik dalam memoderasi hubungan antara kecerdasan kultural dan 
adaptasi budaya dan psikologis. Dalam konteks ekspatriat religius, 
temuan ini menegaskan bahwa kecerdasan kultural yang didorong oleh 
motivasi intrinsik dapat membantu individu dalam menavigasi lingkungan 
multikultural dengan lebih efektif, termasuk dalam situasi di mana simbol-
simbol keagamaan memainkan peran penting. Kajian ini menyarankan 
bahwa memupuk motivasi intrinsik dapat menjadi strategi kunci bagi 
manajer untuk meningkatkan adaptasi dan kinerja karyawan dalam konteks 
global.

Tufail et al. (2021) mengeksplorasi pentingnya simbol-simbol 
keagamaan dalam menciptakan motivasi, emosi, dan kesejahteraan mental 
di kalangan dewasa Muslim Shia di Pakistan. Studi ini menemukan 
bahwa simbol-simbol keagamaan memiliki dampak yang signifikan dalam 
kehidupan individu, mempengaruhi motivasi, emosi, dan kesejahteraan 
mental mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam 
tentang simbol-simbol keagamaan dan pengaruhnya terhadap individu 
dapat membantu organisasi dalam merancang strategi manajemen dan 
intervensi yang lebih efektif untuk mendukung karyawan mereka dalam 
lingkungan kerja multikultural dan internasional.

Johnson et al. (2014) memberikan pandangan yang menarik tentang 
bagaimana simbol-simbol keagamaan negatif dapat mempengaruhi 
fungsi otak, khususnya dalam menekan aktivasi neural di korteks visual 
primer. Temuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana simbol-
simbol keagamaan, terutama yang memiliki konotasi negatif, dapat 
secara bawaan mempengaruhi persepsi dan respons emosional individu. 
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Pengaruh signifikan simbol-simbol keagamaan negatif pada fungsi otak 
menunjukkan bahwa persepsi terhadap simbol-simbol ini mungkin lebih 
dari sekadar interpretasi kognitif; mereka juga memicu respons fisiologis 
yang mendalam yang dapat mempengaruhi pengalaman subjektif dan 
interpretasi simbol tersebut.

Studi ini selaras dengan karya Azari et al. (2001), yang mengeksplorasi 
dasar neural dari pengalaman religius dan menemukan bahwa aktivitas 
otak tertentu berkorelasi dengan pengalaman religius subjektif. Studi ini 
menunjukkan bahwa area otak tertentu, termasuk korteks prefrontal dan 
parietal, menjadi lebih aktif selama pengalaman religius, menunjukkan 
bahwa simbol-simbol keagamaan dan konteksnya mungkin memicu proses 
kognitif dan emosional yang kompleks yang terkait dengan evaluasi diri 
dan refleksi.

Selanjutnya, studi oleh Grafman et al. (2020) mengungkapkan 
bagaimana kepercayaan religius dan non-religius berbeda dalam 
keterlibatan area otak tertentu, menunjukkan bahwa terlepas dari konten 
kepercayaan, proses keyakinan itu sendiri melibatkan area otak yang 
sama, khususnya ventromedial prefrontal cortex. Ini menunjukkan bahwa 
meskipun simbol-simbol keagamaan mungkin memiliki efek unik pada 
fungsi otak, mekanisme dasar yang mendasari proses keyakinan mungkin 
serupa di seluruh spektrum keyakinan religius dan non-religius.

Renteln (2004) menyelidiki bagaimana simbol-simbol keagamaan 
sering kali dipandang sebagai ancaman dalam konteks hukum, terutama bagi 
kelompok minoritas etnis, menyoroti bagaimana simbol-simbol keagamaan 
sering kali berada di pusat perdebatan tentang kebebasan beragama dan 
kebijakan publik. Studi ini mengungkapkan bahwa kontroversi hukum 
yang melibatkan simbol-simbol keagamaan sering kali mencerminkan 
pertarungan yang lebih besar antara nilai-nilai keagamaan dan sekuler, 
dengan sistem hukum yang berusaha menemukan keseimbangan antara 
menghormati kebebasan beragama dan menjaga ruang publik yang 
netral. Dalam banyak kasus, keputusan untuk membatasi atau melarang 
simbol-simbol keagamaan di ruang publik, seperti sekolah atau institusi 
pemerintah, menimbulkan pertanyaan penting tentang sejauh mana negara 
dapat atau harus campur tangan dalam ekspresi keagamaan individu.

McGoldrick (2017) mengkaji bagaimana Mahkamah Hak Asasi 
Manusia Eropa mendekati regulasi simbol-simbol keagamaan oleh 
yurisdiksi nasional, dengan menemukan bahwa dasar utama yurisprudensi 
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Pengadilan terletak pada pendekatannya terhadap sekularisme. Pengadilan 
telah menerima sekularisme sebagai sesuatu yang konsisten dengan nilai-
nilai yang mendasari Konvensi, meskipun ada batasan yang diberlakukan 
oleh larangan diskriminasi dan indoktrinasi. Studi ini menyoroti bagaimana 
simbol-simbol keagamaan dan regulasinya menjadi area sensitif yang 
memerlukan keseimbangan hati-hati antara prinsip-prinsip sekularisme 
dan kebebasan beragama, dengan Pengadilan yang mengakui bahwa 
keseimbangan tersebut sulit dan mungkin sah-sah saja berbeda di antara 
negara-negara yang masuk akal.

Radačić (2012) menganalisis kasus-kasus yang diajukan ke 
Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa mengenai simbol-simbol keagamaan 
di institusi pendidikan, menilai bagaimana Pengadilan menyeimbangkan 
hak-hak yang berbeda dan kepentingan Negara, dengan fokus khusus 
pada interpretasi Pengadilan terhadap prinsip netralitas/sekularisme 
dan kesetaraan gender. Studi ini mengkritik kepatuhan Pengadilan 
terhadap Negara, berpendapat bahwa Pengadilan harus lebih ketat dalam 
mengawasi bagaimana Negara-negara menghormati hak asasi manusia. 
Penghormatan terhadap hak asasi manusia membutuhkan agar Negara-
negara menghormati kebebasan beragama individu, otonom dari agama 
dan menjaga prinsip pluralitas. Meskipun Pengadilan telah menyatakan 
prinsip-prinsip ini, Pengadilan gagal menerapkannya dalam kasus-kasus 
ini, menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menegakkan kebebasan 
beragama dan kesetaraan dalam konteks pendidikan pendidikan.

B. Interaksi Budaya

Interaksi budaya telah memainkan peran penting dalam evolusi 
simbol-simbol keagamaan, menciptakan lanskap yang kaya akan makna 
simbolik yang saling terkait dan berkembang seiring waktu. Swidler (1986) 
dalam “Culture in Action: Symbols and Strategies” menjelaskan bagaimana 
budaya mempengaruhi tindakan tidak dengan menyediakan nilai-nilai 
akhir yang menjadi orientasi tindakan, melainkan dengan membentuk 
repertoar atau “tool kit” dari kebiasaan, keterampilan, dan gaya dari mana 
orang membangun “strategi tindakan”. Dalam konteks simbol keagamaan, 
ini menunjukkan bagaimana simbol-simbol tersebut beradaptasi dan 
dipertahankan melalui praktik-praktik kultural dalam periode yang stabil, 
dan bagaimana dalam periode yang tidak stabil, ideologi-ideologi eksplisit 
secara langsung mengatur tindakan, menggambarkan bagaimana simbol 
keagamaan berfungsi sebagai bagian integral dari interaksi budaya dan 
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sosial.

Pada tingkat yang lebih mendalam, Chase dan Dibble (1987) 
dalam “Middle paleolithic symbolism: A review of current evidence 
and interpretations” meninjau bukti dan interpretasi saat ini tentang 
simbolisme pada periode Paleolitik Tengah, menyoroti bagaimana banyak 
aspek adaptasi modern—seperti perencanaan dan bantuan timbal balik—
sudah jelas tampak pada periode tersebut. Namun, bukti saat ini gagal 
menunjukkan keberadaan pemikiran simbolik atau perilaku simbolik 
sebelum transisi Paleolitik Tengah/Atas. Peninjauan ini menggarisbawahi 
bagaimana interaksi budaya sejak zaman prasejarah telah berkontribusi 
pada perkembangan dan transformasi simbol-simbol keagamaan, 
menyoroti kompleksitas dan kedalaman historis interaksi budaya dalam 
membentuk simbolisme keagamaan.

Alcorta dan Sosis (2005) dalam “Ritual, emotion, and sacred 
symbols” mengeksplorasi bagaimana ciri-ciri berulang agama—seperti 
sistem kepercayaan yang menggabungkan agen supranatural, ritual 
komunal, dan pemisahan antara yang sakral dan profan—dapat dilihat 
sebagai kompleks adaptif yang menawarkan petunjuk tentang evolusi 
agama dari akar ritual non-manusia. Mereka mengusulkan bahwa simbol-
simbol sakral berevolusi untuk memecahkan masalah ekologis dengan 
memperluas komunikasi dan koordinasi hubungan sosial melintasi waktu 
dan ruang, menyoroti bagaimana simbol-simbol keagamaan berfungsi 
sebagai alat adaptasi dalam berbagai konteks budaya.

Bulbulia et al. (2015)this chapter seeks explanations for patterns 
of complexity and variation in religion within and across groups, over 
time. Properties of religious systems (e.g., rituals, ritualized behaviors, 
overimitation, synchrony, sacred values dalam “Cultural evolution of 
religion” mengambil pendekatan evolusi budaya untuk memahami pola 
kompleksitas dan variasi yang ada dalam agama, menawarkan wawasan 
penting tentang bagaimana simbol-simbol keagamaan berkembang dan 
beradaptasi dalam konteks budaya yang beragam. Dengan memfokuskan 
pada bagaimana agama dan simbol-simbolnya ditransmisikan, diadopsi, 
dan dimodifikasi melalui interaksi sosial dan budaya, studi ini menyoroti 
bagaimana simbol-simbol keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi 
keyakinan tetapi juga sebagai elemen penting dalam pembentukan dan 
pemeliharaan identitas komunal dan sosial. Pendekatan ini mengakui bahwa 
simbol-simbol keagamaan sering kali mencerminkan respons terhadap 
tantangan ekologis dan sosial dalam sejarah komunitas, menunjukkan 
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bagaimana interaksi budaya yang berkelanjutan mempengaruhi evolusi 
dan interpretasi simbol-simbol tersebut, memperkaya pemahaman kita 
tentang keanekaragaman agama dan praktik keagamaan di seluruh dunia.

Rossano (2006) dalam “The Religious Mind and the Evolution of 
Religion” mengusulkan model evolusi agama tiga tahap yang memberikan 
kerangka kerja untuk memahami bagaimana simbol-simbol keagamaan 
berkembang dari praktik-praktik awal yang berfokus pada ritual ekstasis 
hingga munculnya ritual penyembuhan shamanistik. Model ini menyoroti 
peran penting simbol-simbol keagamaan dalam memediasi transisi 
dari pengalaman ekstasis kolektif, yang memperkuat ikatan sosial dan 
koherensi kelompok, ke praktik shamanistik yang lebih terfokus pada 
penyembuhan dan komunikasi dengan alam semesta rohani. Dalam konteks 
ini, simbol-simbol keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk 
ekspresi dan praktik spiritual tetapi juga sebagai mekanisme adaptif yang 
membantu komunitas mengatasi tantangan dan ketidakpastian ekologis. 
Dengan demikian, evolusi simbol keagamaan dalam model Rossano 
menggambarkan bagaimana praktik keagamaan dan simbolismenya 
berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan sosial dan ekologis, 
memperlihatkan kompleksitas dan kedalaman simbol keagamaan dalam 
menjembatani dunia fisik dan spiritual.

Bellah (2012) dalam “Religion in Human Evolution” menggali peran 
krusial agama dalam memfasilitasi evolusi masyarakat manusia yang besar 
dan kompleks, menyoroti bagaimana simbol-simbol keagamaan dan narasi 
mitologis berkontribusi pada pembentukan dan pemeliharaan struktur sosial 
yang luas. Dengan mengeksplorasi peran agama dalam konteks sejarah 
dan evolusioner, Bellah menunjukkan bahwa simbol-simbol keagamaan 
tidak hanya berperan dalam praktik spiritual individu, tetapi juga dalam 
mengikat anggota masyarakat dalam nilai-nilai bersama dan visi dunia 
yang bersatu. Simbol-simbol ini, dengan mengkomunikasikan ide-ide 
kompleks tentang kosmologi, moralitas, dan tatanan sosial, memungkinkan 
koordinasi dan kooperasi antara individu yang jauh melebihi kemampuan 
masyarakat kecil dan sederhana. Oleh karena itu, agama dan simbol-
simbolnya menjadi katalisator penting dalam transisi menuju masyarakat 
yang lebih kompleks, menawarkan kerangka kerja bagi individu untuk 
memahami posisi mereka dalam dunia yang lebih besar dan berkontribusi 
pada kesinambungan dan stabilitas sosial.
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3. Era dan Periode Kunci dalam Sejarah Simbol Keagamaan

      A. Zaman Kuno

    A.1. Simbol-simbol Keagamaan dalam Peradaban Mesir

Peradaban Mesir kuno, dengan kompleksitas dan kedalaman simbol-
simbol keagamaannya, menunjukkan bagaimana agama dan kepercayaan 
membentuk fondasi masyarakat dan budaya. Simbol seperti Ankh, yang 
melambangkan kehidupan, dan Scarab, yang melambangkan kelahiran 
kembali, bukan hanya objek estetis tetapi juga kunci pemahaman 
dunia dan alam semesta bagi orang Mesir. Melalui simbol-simbol ini, 
orang Mesir mengkomunikasikan ide-ide kompleks tentang kosmos, 
keabadian, dan peran manusia dalam keseimbangan alam (Kemp, 1995). 
Praktik pemakaman dan ritual keagamaan dalam peradaban Mesir kuno 
menunjukkan pentingnya simbolisme dalam memastikan kelangsungan 
hidup di akhirat. Piramida, misalnya, tidak hanya merupakan kuburan 
raja-raja tetapi juga simbol langkah-langkah menuju langit, mencerminkan 
kepercayaan Mesir tentang perjalanan setelah kematian dan hubungan 
antara firaun dengan dewa. Hal ini menunjukkan bagaimana arsitektur 
dan simbol keagamaan saling terkait dalam mewujudkan kepercayaan dan 
nilai-nilai sosial. 

Kepercayaan Mesir tentang kehidupan setelah kematian tercermin 
dalam Buku Kematian, yang penuh dengan simbol dan teks yang 
menggambarkan mantra, doa, dan instruksi untuk almarhum dalam 
menghadapi penghakiman dan tantangan di akhirat. Simbolisme dalam 
teks-teks ini, seperti mata Horus yang melambangkan perlindungan dan 
keselamatan, menunjukkan peran simbol dalam ritual dan kepercayaan 
agama, membantu jiwa melewati dunia bawah dan mencapai keabadian 
(Cherry & Kritsky, 1985).

Hubungan Mesir dengan sungai Nil dan fenomena alam lainnya 
mencerminkan dalam simbol-simbol keagamaan mereka, seperti lotus 
dan obelisk, yang melambangkan kehidupan, kesuburan, dan kekuatan 
matahari. Simbol-simbol ini tidak hanya menghiasi kuil dan makam tetapi 
juga dipakai dalam amulet dan perhiasan, menunjukkan cara simbolisme 
keagamaan meresap ke dalam aspek-aspek kehidupan sehari-hari dan 
personal (Wenke, 1991). Sementara Pantheon dewa-dewi Mesir, dengan 
atribut dan simbol yang kaya, seperti matahari disk Aten dalam periode 
Amarna, menunjukkan adaptasi dan transformasi simbol keagamaan 
seiring waktu. Perubahan dalam kepercayaan dan praktik keagamaan, 
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seperti revolusi agama Akhenaten, mencerminkan bagaimana simbol-
simbol keagamaan dapat berevolusi untuk mencerminkan teologi dan 

politik yang berubah (Pagano, 2018).

Simbol-simbol keagamaan Mesir juga menunjukkan interaksi 
budaya dengan peradaban lain, seperti pengaruh simbolisme Nubia 
dan Levant dalam seni dan kepercayaan Mesir. Pertukaran budaya ini 
memperkaya kosmologi Mesir, memperkenalkan dewa-dewa baru dan 
mengintegrasikan simbol-simbol asing ke dalam ikonografi mereka, 
menunjukkan dinamika dan fleksibilitas kepercayaan agama Mesir 
(“Evol. Egypt Innov. Appropriation, Reinterpretation Anc. Egypt,” 
2020). Perkembangan simbol-simbol keagamaan Mesir tidak terlepas 
dari inovasi dalam seni dan arsitektur, seperti penggunaan hieroglif untuk 
mengkomunikasikan konsep dan cerita religius. Simbol-simbol ini, yang 
terukir pada dinding kuil dan makam, bukan hanya dekorasi tetapi juga 
teks sakral yang menghubungkan orang Mesir dengan dewa-dewa mereka, 
menunjukkan peran seni sebagai media ekspresi religius (Griffith, 1951). 

Peranan simbol keagamaan dalam masyarakat Mesir juga tercermin 
dalam penggunaan amulet dan objek magis, yang dipercaya memberikan 
perlindungan, kesehatan, dan kemakmuran. Praktik ini, yang berkaitan 
erat dengan kepercayaan Mesir tentang interaksi antara dunia fisik dan 
spiritual, menunjukkan bagaimana simbol keagamaan berperan dalam 
aspek kehidupan individu dan komunal (Hosny & Emara, 2021). Kultus 
terhadap Isis, contoh lain dari kekuatan simbol keagamaan, mencerminkan 
bagaimana dewi ini, dengan atribut dan ceritanya, menjadi simbol 
kesuburan, ibu, dan sihir. Pemujaan terhadap Isis, yang meluas hingga 
ke luar Mesir, menunjukkan bagaimana simbol-simbol keagamaan Mesir 
memiliki pengaruh dan resonansi yang jauh, mempengaruhi praktik 
keagamaan di seluruh Mediterania.

Akhirnya, evolusi simbol-simbol keagamaan dalam peradaban Mesir 
kuno mengungkapkan dialog yang terus berlangsung antara manusia dan 
ilahi, antara individu dan kosmos. Simbol-simbol ini, yang berkembang 
dan beradaptasi seiring waktu, tidak hanya mencerminkan kekayaan 
dan keragaman tradisi spiritual Mesir tetapi juga menawarkan sarana 
untuk menjembatani dunia fisik dengan dunia spiritual, mengajarkan 
dan menginspirasi generasi demi generasi dalam pencarian mereka akan 
kebenaran dan pembebasan spiritual. Melalui studi ini, jelas bahwa 
simbol-simbol keagamaan dalam peradaban Mesir kuno tidak hanya 
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merepresentasikan kekayaan artistik tetapi juga kedalaman filosofis dan 
spiritual. Evolusi simbol-simbol ini mengungkapkan bagaimana interaksi 
antarbudaya dan pengalaman religius kolektif membentuk ekspresi 
simbolik yang terus berpengaruh hingga saat ini.

A.2. Simbol-simbol Keagamaan dalam Peradaban Sumeria

Peradaban Sumeria, dianggap sebagai salah satu peradaban tertua 
di dunia, memberikan kontribusi signifikan pada evolusi simbol-simbol 
keagamaan. Dengan pengembangan sistem tulisan cuneiform, Sumeria tidak 
hanya merekam transaksi ekonomi tetapi juga mitologi, ritus keagamaan, 
dan hukum yang mengatur masyarakat. Simbol-simbol seperti zigurat, yang 
mewakili gunung suci dan tempat pertemuan antara dewa dan manusia, 
menjadi pusat kehidupan keagamaan dan sosial, menunjukkan hubungan 
mendalam antara simbolisme keagamaan dan struktur masyarakat (Römer 
et al., 1967). Dalam “Sumerians”, karya R. Biggs dan S. N. Kramer (1967), 
dia menyelidiki kehidupan Sumeria dengan menyoroti pencapaian mereka 
dalam bidang agama, sastra, pendidikan, dan struktur sosial. Penekanan 
khusus pada peranan simbol-simbol keagamaan dalam praktik sehari-hari 
Sumeria menunjukkan bagaimana mereka mengintegrasikan kepercayaan 
spiritual mereka ke dalam aspek kehidupan masyarakat, dari arsitektur 
hingga ritus keagamaan, mewariskan warisan yang kaya kepada dunia 
kuno dan modern.

Sistem kepercayaan Sumeria yang kompleks, dengan panteon dewa-
dewi yang luas, tercermin dalam kekayaan simbol-simbol keagamaan. 
Simbol-simbol ini, dari dewa bulan Sin hingga dewi kesuburan Inanna, 
tidak hanya mewakili aspek alam tetapi juga nilai-nilai sosial dan moral. 
Pemahaman tentang dunia dan alam semesta dipenuhi dengan simbolisme 
yang mencerminkan keterkaitan antara manusia, alam, dan ilahi, dengan 
setiap simbol membawa lapisan makna yang mendalam dan sering kali 
berlipat ganda (Kramer, 1967, Alster, 1976).

Dalam “XVI. Gesture in Sumerian and Babylonian Prayer”, S. 
Langdon (1919), menguraikan praktik keagamaan Sumeria dan Babylonia 
melalui analisis adegan-adegan yang terukir pada silinder segel yang 
menggambarkan orang-orang dalam sikap berdoa kepada dewa-dewa. 
Kajian ini menyoroti pentingnya simbol-simbol dan gestur dalam praktik 
pemujaan, memperlihatkan bagaimana komunikasi non-verbal digunakan 
untuk mengekspresikan ketundukan dan permohonan kepada yang ilahi. 
Langdon juga mengeksplorasi bagaimana simbol-simbol ini mencerminkan 
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perubahan ritual dan kepercayaan agama sepanjang sejarah, menunjukkan 
adaptasi dan kontinuitas dalam tradisi spiritual Sumeria dan Babylonia.

Praktik keagamaan Sumeria, yang dipenuhi dengan ritus dan upacara, 
juga menunjukkan penggunaan simbol-simbol dalam konteks yang lebih 
luas. Misalnya, praktik pengorbanan dan persembahan kepada dewa-dewi, 
dilakukan dengan menggunakan benda-benda yang memiliki simbolisme 
tertentu, seperti persembahan biji-bijian untuk Inanna, menunjukkan 
harapan akan kesuburan dan kelimpahan. Simbol-simbol ini, baik dalam 
praktik keagamaan maupun dalam karya seni dan arsitektur, berfungsi 
sebagai media komunikasi antara manusia dengan dewa-dewi mereka, 
serta antara anggota masyarakat Sumeria itu sendiri (“The Invention of 
Cuneiform: Writing in Sumer,” 2004, Kramer, 1956).

Simbolisme dalam peradaban Sumeria tidak terbatas pada aspek 
religius saja tetapi juga mempengaruhi aspek kehidupan sosial, ekonomi, 
dan politik. Misalnya, raja Sumeria sering kali digambarkan menerima 
kekuatan atau simbol kekuasaan dari dewa-dewi, yang menegaskan 
legitimasi mereka sebagai penguasa. Hal ini menunjukkan bahwa simbol-
simbol keagamaan juga berperan dalam menegaskan struktur kekuasaan 
dan hierarki sosial dalam masyarakat Sumeria, mengintegrasikan dimensi 
religius ke dalam fondasi kekuasaan dan tata kelola (Algaze, 2001)while 
the lat- ter gave them enduring transportational advantages. This material 
imbalance created opportunities and incentives that made it both possible 
and probable that early Mesopotamian elites would use trade as one of 
their earliest and most impor- tant tools to legitimize and expand their 
unequal access to re- sources and power. Given this, a still hypothetical 
(but testable.

Evolusi simbol-simbol keagamaan Sumeria mencerminkan interaksi 
budaya yang kompleks, baik dalam skala regional maupun internasional. 
Pertukaran ide dan praktik keagamaan dengan peradaban tetangga, seperti 
Akkadia, Babilonia, dan Asiria, memperkaya simbolisme Sumeria, 
menciptakan sistem kepercayaan yang lebih dinamis dan beragam. Hal 
ini menunjukkan bahwa simbol-simbol keagamaan Sumeria tidak statis 
tetapi terus berkembang, mencerminkan adaptasi dan sinergi budaya yang 
berlangsung sepanjang sejarah peradaban ini (McLoud, 2020).

Terakhir, dalam “Sumerian-Babylonian Mathematics” oleh W. S. 
Anglin dan J. Lambek (1995) membahas sumbangan Sumeria pada bidang 
matematika, yang juga mencerminkan penggunaan simbol-simbol dalam 
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konteks yang lebih luas dari sekadar keagamaan. Karya ini menjelaskan 
bagaimana Sumeria, yang awalnya merupakan masyarakat dengan afiliasi 
linguistik yang tidak diketahui, tidak hanya menciptakan sistem penulisan 
pertama tetapi juga membangun fondasi mitologis untuk semua agama 
utama dunia. Kajian ini menyoroti bagaimana pencapaian matematika 
Sumeria—dari penemuan penulisan hingga pengembangan sistem 
angka—merupakan refleksi dari kecerdikan dan kreativitas mereka dalam 
menginterpretasikan dunia sekitar mereka, termasuk dalam memahami 
dan mengungkapkan konsep-konsep spiritual dan filosofis.

Melalui analisis ini, dapat dilihat bahwa simbol-simbol keagamaan 
dalam peradaban Sumeria merupakan aspek integral dari identitas kultural 
dan spiritual masyarakatnya. Simbol-simbol ini tidak hanya merefleksikan 
kepercayaan dan nilai-nilai religius tetapi juga berperan dalam membentuk 
struktur sosial, politik, dan ekonomi Sumeria, menunjukkan kekayaan dan 
kedalaman tradisi simbolik yang terus berpengaruh hingga era modern.

A.3. Simbol-simbol Keagamaan dalam Peradaban India

Peradaban India kuno, dengan kekayaan filosofis dan teologisnya, 
menawarkan wawasan mendalam tentang evolusi simbol-simbol 
keagamaan yang mencerminkan keragaman spiritualitas. Swastika, 
misalnya, melambangkan keberuntungan dan kesucian, sementara Lingam, 
yang mewakili Shiva, menyoroti aspek kosmologis agama. Interaksi 
antara tradisi Veda dan tradisi lokal telah mengakibatkan adaptasi dan 
terjemahan simbol-simbol ini ke dalam konteks keagamaan yang berbeda, 
memperkaya ekspresi spiritual melalui perpaduan antara universal dan 
local. Dalam buku “Lotus – The National Flower Of India: A Mystical 
Symbol In Indian Tradition, Art And Culture” Mahesh menggambarkan 
Simbol Lotus, sebagai bunga nasional India, menunjukkan keagungan dan 
keindahan spiritual dalam tradisi Hindu, Buddha, dan Jain. Lotus, yang 
tumbuh dalam lumpur namun tetap tidak ternoda, adalah metafora untuk 
jiwa manusia yang mencari pencerahan meskipun berada dalam dunia 
material. Signifikansi Lotus mencerminkan bagaimana simbol-simbol 
keagamaan bisa mengekspresikan ide-ide kompleks tentang kebersihan, 
kelahiran kembali, dan pencerahan, menjadi ikon penting dalam seni dan 
arsitektur religius India (Mahesh & Radhika, 2015).

Pengaruh simbol-simbol keagamaan dalam peradaban India kuno 
tidak hanya terbatas pada aspek devosional tetapi juga mempengaruhi 
struktur sosial dan politik. Misalnya, konsep Dharma, yang sering kali 
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disimbolkan melalui roda atau Dharmachakra, menekankan pentingnya 
tatanan sosial, keadilan, dan kebenaran moral. Simbol-simbol seperti ini 
memainkan peran kunci dalam membentuk norma-norma sosial dan etika, 
menunjukkan bagaimana simbol keagamaan dapat berfungsi sebagai 
pedoman perilaku dan tatanan masyarakat (Chung, 2021). Simbol-simbol 
keagamaan India kuno juga mencerminkan interaksi antara manusia dan 
alam, seperti dalam pemujaan sungai suci Ganga. Ganga tidak hanya 
dihormati sebagai sumber kehidupan tetapi juga sebagai pembersih dosa, 
menggambarkan hubungan simbiotik antara keagamaan, ekologi, dan 
kesucian. Pemujaan terhadap elemen-elemen alam ini, yang sering kali 
dimediasi melalui simbol-simbol keagamaan, menunjukkan kesadaran 
ekologis dalam spiritualitas India, mempromosikan penghormatan 
terhadap alam sebagai bagian integral dari kehidupan religius (Laursen, 
2016).

Perkembangan ikonografi Hindu, seperti manifestasi berbagai dewa 
dan dewi dengan atribut dan senjata khusus, merupakan contoh lain dari 
kompleksitas simbolisme religius. Dewa-dewi ini, sering kali digambarkan 
dengan banyak lengan yang menunjukkan kekuatan superhuman mereka, 
mengilustrasikan bagaimana simbol-simbol keagamaan digunakan 
untuk mengkomunikasikan konsep-konsep teologis dan filosofis yang 
mendalam, serta untuk memfasilitasi meditasi dan devosi (Rosenfield 
& Banerjea, 1961). Dalam konteks Buddha, penggunaan simbol-simbol 
seperti Roda Dharma (Dharmachakra) dan Pohon Bodhi menunjukkan 
pencapaian pencerahan dan kebijaksanaan. Simbol-simbol ini tidak 
hanya penting untuk identitas religius tetapi juga sebagai alat untuk 
pengajaran dan meditasi, menggambarkan jalan menuju pembebasan 
dan pencerahan. Penggunaan simbol-simbol ini dalam seni dan arsitektur 
Buddha menunjukkan bagaimana simbolisme religius dapat memfasilitasi 
pemahaman konsep-konsep abstrak dan mendorong praktik spiritual 
(Kennedy et al., 2018).

Pada akhirnya, evolusi simbol-simbol keagamaan dalam peradaban 
India kuno mengungkapkan dialog yang terus berlangsung antara 
manusia dan ilahi, antara individu dan kosmos. Simbol-simbol ini, yang 
berkembang dan beradaptasi seiring waktu, tidak hanya mencerminkan 
kekayaan dan keragaman tradisi spiritual India tetapi juga menawarkan 
sarana untuk menjembatani dunia fisik dengan dunia spiritual, mengajarkan 
dan menginspirasi generasi demi generasi dalam pencarian mereka akan 
kebenaran dan pembebasan spiritual. Melalui studi ini, jelas bahwa 
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simbol-simbol keagamaan dalam peradaban India kuno tidak hanya 
merepresentasikan kekayaan artistik tetapi juga kedalaman filosofis dan 
spiritual. Evolusi simbol-simbol ini mengungkapkan bagaimana interaksi 
antarbudaya dan pengalaman religius kolektif membentuk ekspresi 
simbolik yang terus berpengaruh hingga saat ini.

A.4. Simbol-simbol Keagamaan dalam Peradaban Cina

Peradaban Cina kuno, terkenal dengan kekayaan spiritual dan 
filosofisnya, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana simbol-
simbol keagamaan berkembang dan diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari. Penggunaan tulang ramalan, sebagai salah satu praktik divinasi 
tertua, menggambarkan bagaimana komunikasi dengan dewa dan alam 
semesta dianggap penting dalam memahami dan mengarahkan takdir 
manusia. Konsep Yin dan Yang, yang merepresentasikan dualitas dan 
keseimbangan alam semesta, menjadi fondasi bagi banyak praktik 
keagamaan dan filosofis, mencerminkan pemahaman mendalam tentang 
alam dan kehidupan manusia. Simbol-simbol ini, yang terintegrasi dalam 
Taoisme, Konfusianisme, dan Buddhisme, menunjukkan fleksibilitas 
dan adaptasi mereka terhadap berbagai konteks keagamaan, menegaskan 
peran simbol-simbol tersebut dalam memfasilitasi pemahaman dan praktik 
spiritual yang beragam (Kryukov, 1995).

Interaksi antara tradisi spiritual Cina seperti Taoisme dan 
Konfusianisme dengan Buddhisme, yang datang melalui Jalur 
Sutra, mengilustrasikan bagaimana simbol-simbol keagamaan dapat 
menyeberang batas budaya dan beradaptasi dengan konteks baru. Simbol-
simbol seperti lotus dalam Buddhisme, yang mengadopsi makna baru 
dalam konteks Cina, menjadi contoh bagaimana simbolisme keagamaan 
dapat memperkaya dan memperdalam praktik spiritual melalui sinergi 
antartradisi. Proses adaptasi dan integrasi simbol-simbol ini tidak hanya 
memperkuat keragaman ekspresi spiritual tetapi juga menciptakan jalinan 
keagamaan yang unik, mencerminkan kebijaksanaan dan keharmonisan 
yang mendalam dalam memandang dunia dan eksistensi (Espesset, 2015).

Selain itu, praktik devosional dan ritus dalam peradaban Cina 
kuno, yang diperkaya oleh simbol-simbol keagamaan ini, menunjukkan 
bagaimana simbolisme religius diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
Dari pembangunan altar keluarga untuk pemujaan leluhur hingga festival 
tahunan yang merayakan perubahan musim dan peristiwa kosmologis, 
simbol-simbol keagamaan membantu dalam mempertahankan hubungan 
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antara individu, masyarakat, dan kosmos. Integrasi simbol-simbol ini 
dalam berbagai aspek kehidupan menunjukkan bagaimana peradaban 
Cina kuno memandang keberadaan sebagai keterkaitan antara spiritual 
dan material, memperkuat pemahaman bahwa kehidupan manusia adalah 
bagian dari alur yang lebih besar dan harmonis dari alam semesta (Zhang, 
2019)and culture is often viewed as a system of symbols that arises from 
human interpretations of the world. The cultural codes of symbols and 
symbolism are imperative to be reexamined for any reinterpretation of 
a traditional culture. This article explores the origin and meaning of the 
Yin Yang symbol in Chinese culture, and its subsequent numerological 
and color applications in classical Chinese architecture, such as Sanqing 
(Three Pure Ones.

Simbol naga dalam peradaban Cina menawarkan wawasan yang 
menarik tentang bagaimana simbol-simbol keagamaan bisa berkembang 
menjadi ikon budaya yang luas dan memiliki makna mendalam. 
Naga, yang dianggap melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan 
keberuntungan, menempati posisi sentral dalam berbagai aspek kehidupan 
masyarakat Cina, mulai dari festival hingga seni dan arsitektur. Garrido 
dalam studinya mengungkapkan bahwa simbol naga berakar dalam 
skema kosmogoni dan kosmologi Cina kuno, mencerminkan hukum dan 
prinsip Tao serta memainkan peran penting dalam berbagai simbolisme 
Cina seperti 4 simbol, 5 elemen, dan 8 trigram. Evolusi simbol naga dari 
totem klan menjadi simbol kekaisaran, dan akhirnya menjadi simbol 
kebanggaan nasional, menunjukkan bagaimana simbol-simbol keagamaan 
dapat beradaptasi dan tetap relevan dalam masyarakat yang terus berubah 
(Garrido, 2023).

Liu Yang dalam “How does word length evolve in written 
Chinese?” (L. Chen et al., 2022) menggambarkan bahwa kultur naga 
telah mempengaruhi bangsa Cina secara mendalam dan berkelanjutan, 
menjadikannya simbol bangsa Cina serta kebanggaan bagi orang Cina. 
Pengaruh ini berawal dari munculnya klan di masyarakat primitif Cina, 
merefleksikan fenomena pemujaan totem di masyarakat primitif. Naga, 
sebagai hewan imajiner yang menyerap berbagai karakteristik totem, 
telah menjadi bagian integral dari mitos, legenda, dan politik Cina kuno, 
mempengaruhi aspek-aspek politik, ekonomi, agama, dan seni. Hingga 
kini, pemahaman masyarakat tentang naga telah melewati batas mitologi, 
menjadikannya sumber asal-usul, hubungan darah, dan sumber semangat 
bagi bangsa Cina.
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Liu (2023) menyoroti bahwa dalam seni totem Cina, naga adalah 
simbol bangsa Cina karena dianggap sebagai pelindung suci orang Han. 
Berbagai bentuk dan rupa naga dalam perlengkapan tradisional Cina, baik 
lama maupun baru, digunakan secara berani dan artistik sebagai ekspresi 
perasaan atau tuntutan budaya masyarakat. Kekayaan simbol naga dalam 
kultur dan seni Cina menunjukkan adaptasi dan perkembangan simbol 
naga yang beragam, menjadi representasi dari kekuatan, kebijaksanaan, 
dan aspirasi bangsa Cina, serta menunjukkan perkembangan sejarah yang 
telah membentuk beberapa fitur representatif, menjadikan naga simbol 
bangsa Cina.

Konsep Feng Shui, yang menggabungkan elemen alam dengan 
arsitektur dan tata letak kota, menunjukkan bagaimana simbol-simbol 
keagamaan dan kosmologis diterapkan dalam praktik sehari-hari di 
peradaban Cina kuno. Ke-Tsung Han (2001) mengungkapkan bahwa Feng 
Shui memiliki nilai evolusioner dan ekologis dalam memilih lokasi hunian 
manusia yang optimal, menekankan pentingnya fitur-fitur lansekap yang 
menandakan habitat yang cocok menawarkan kebutuhan hidup dengan 
risiko rendah. Ini mencerminkan keyakinan mendalam tentang harmoni 
dan keseimbangan antara manusia dan alam, sebuah tema yang mendalam 
dalam spiritualitas Cina, mempromosikan pemahaman yang dekat tentang, 
dan ketergantungan antara, lingkungan dan orang serta mendorong perilaku 
bijaksana dalam hal pemanfaatan sumber daya dan nilai-nilai budaya.

Jung-Sup Um (2012) menyoroti bahwa teori Feng Shui, yang 
merupakan esensi dari lanskap kota kuno Cina, tercermin secara memadai 
dalam pemilihan lokasi kota, perencanaan kota, desain arsitektur, desain 
taman, dan pembangunan di Cina kuno. Filosofi Yin-Yang dalam teori 
Feng Shui, yang berasal dari pemikiran Zhouyi, Guanzi, dan Taoisme, telah 
banyak diterapkan dalam perencanaan kota kuno, dan ide ekologi dalam 
Feng Shui masih berlaku bahkan dalam perencanaan kota modern. Ide-ide 
dalam teori Feng Shui harus digunakan secara ilmiah untuk memecahkan 
masalah lingkungan yang timbul dari perencanaan dan desain kota, dengan 
mana para perancang dan perencana di dalam dan luar negeri dihadapkan.

Dalam interpretasi modern, Choong-Shin Lim (2000) mengeksplorasi 
dasar-dasar kosmologi Cina kuno serta offeng-dui, dan menghubungkannya 
dengan Eliade dan Jung dalam mencari arti diakronis Feng Shui, dan 
semoga membawanya lebih dekat ke pemahaman modern. Feng Shui, 
yang berakar dalam kosmologi Cina kuno, dimulai dengan logika yang 
sangat sederhana: Tata surga mengatur tata bumi. Orang-orang Cina kuno 
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mencari ke alam semesta dan mengartikulasikan apa yang mereka pahami 
menjadi teori ‘praktis’ yang berlaku untuk habitat manusia di semua skala. 
Struktur spasial situs Feng Shui analog dengan ‘Simbolisme Pusat’ Eliade, 
dan makna simbolisnya untuk ‘Proses Individuasi’ Jung, menunjukkan 
bahwa Feng Shui—dan mungkin sistem mistis/simbolis budaya lain—
dapat memberikan pemahaman yang bermakna tentang pola pemukiman 
lansekap, dan bagaimana pemukiman tersebut dapat diidentifikasi, 
dipamerkan, dan dilindungi.

Taoisme, dengan penekanannya pada keselarasan dengan Tao atau 
“Jalan,” menggunakan simbol-simbol seperti Taijitu (simbol Yin-Yang) 
untuk menggambarkan keseimbangan dinamis antara kekuatan yang 
berlawanan. Simbol-simbol ini, yang ditemukan dalam teks-teks Taois 
dan seni Cina, mengajarkan bahwa keharmonisan alam semesta dicapai 
melalui keseimbangan dan aliran energi. Kesulitan dalam menjelaskan 
pemikiran Taoisme terletak pada penggunaan banyak simbol dalam mode 
berpikir tradisional Cina. Simbol-simbol Taoisme memiliki sistem yang 
terintegrasi dengan berbagai struktur internal dan prinsip organisasi, 
mencerminkan fungsi komunikatif bahasanya dan mengajarkan bahwa 
pemahaman mendalam tentang Taoisme memerlukan pemahaman terlebih 
dahulu tentang simbol-simbol ini.

Pengaruh Taoisme terhadap kehidupan sehari-hari dan kegiatan 
rekreasi masyarakat Cina juga signifikan, seperti yang dijelaskan oleh 
Jianw Wang, Jianyu Wang, dan L. Stringer (2000). Taoisme, salah satu 
filosofi dan agama yang paling berpengaruh selama 2.500 tahun terakhir 
di Cina, mempengaruhi setiap aspek kehidupan Cina, termasuk kegiatan 
santai. Dari koneksi dekat dengan dunia alam hingga praktik seni bela 
diri dan seni tradisional seperti lukisan dan puisi, Taoisme menunjukkan 
bagaimana spiritualitas dan kepercayaan religius terintegrasi dalam 
aktivitas rekreasi dan budaya, memperkuat hubungan antara manusia dan 
alam.

Lebih lanjut, Tao Yuanming, seorang penulis yang memiliki 
dampak besar dalam sejarah sastra Cina, telah menjadi simbol budaya 
melalui pengaruhnya yang mendalam dan luas pada generasi sarjana-
pejabat. X. Yuan dan A. Berkowitz (2014) mengeksplorasi bagaimana Tao 
Yuanming mencapai status sebagai simbol budaya, yang mencerminkan 
karakteristik inti yang diidamkan oleh sarjana-pejabat kemudian, seperti 
kemurnian, kebebasan berpikir, kesederhanaan, dan menjunjung tinggi 
ketidakmampuan. Studi ini menunjukkan bagaimana Tao Yuanming dan 
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simbolisme yang dia wakili memainkan peran penting dalam mempengaruhi 
nilai-nilai dan ideologi budaya Cina. 

Dalam Konfusianisme, pentingnya ritual dan upacara tercermin 
dalam penggunaan simbol-simbol seperti Bi (cakram giok) dan Cong 
(prisma giok), yang melambangkan langit dan bumi. Simbol-simbol ini 
digunakan dalam ritual untuk menekankan hubungan antara manusia, 
alam semesta, dan leluhur, menggambarkan bagaimana simbol-simbol 
keagamaan dan filosofis dapat memfasilitasi komunikasi antara dunia 
fisik dan spiritual. Kryukov (1995) dalam kajiannya menggali simbolisme 
kekuasaan dan komunikasi dalam Cina pra-Konfusian, menunjukkan 
bagaimana simbol-simbol seperti langit, pengorbanan, dan pemberian-
dekrit berperan dalam sistem religius yang berpusat pada hierarki sakral 
dan hubungan komunikatif antara subjek-subjeknya, menyoroti bagaimana 
konsep-konsep ini diperkuat dalam praktik Konfusian.

Xuan Bui dan Thi Pham (2022) mengeksplorasi pemikiran pendidikan 
Konfusian dan signifikansinya bagi masa kini, menggarisbawahi pengaruh 
kuat Konfusianisme terhadap dunia. Melalui analisis pemikiran pendidikan 
Konfusian, penulis menunjukkan bagaimana Konfusianisme, sebagai 
simbol budaya tradisional Cina, sangat mendalam dan memiliki pengaruh 
besar terhadap kehidupan sosial dan politik di Cina. Hal ini menekankan 
bagaimana simbol-simbol Konfusian, seperti Bi dan Cong, tidak hanya 
memainkan peran dalam ritual keagamaan tetapi juga menanamkan nilai-
nilai dan prinsip-prinsip etis dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari, 
menunjukkan relevansi abadi Konfusianisme dalam membentuk norma-
norma sosial dan perilaku individu.

Po-keung Ip (2009) dalam studinya “Is Confucianism Good for 
Business Ethics in China?” meneliti apakah dan sejauh mana Konfusianisme 
sebagai tradisi budaya yang tangguh di Cina dapat digunakan sebagai dasar 
praktik bisnis dan model manajemen yang sehat untuk perusahaan Cina 
di abad ke-21. Dengan menggunakan elemen-elemen inti Konfusianisme, 
artikel ini membangun konsep firma Konfusian dengan konsep orang 
moral (Junzi), moralitas inti manusia (ren, yi, li) dan hubungan (guanxi), 
serta struktur sosial yang baik (harmoni), yang diartikulasikan dalam 
istilah perusahaan dan organisasi. Temuan ini, yang mencakup implikasi 
organisasi dari kolektivisme keluarga Konfusian, memiliki implikasi 
untuk komunitas Cina lainnya (Taiwan, Hong Kong, dan Singapura) di 
mana tradisi Konfusian didukung dan dipraktikkan.
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Pemujaan leluhur dalam peradaban Cina, dengan ritual dan 
persembahan kepada leluhur, menunjukkan bagaimana simbol-simbol 
keagamaan membantu dalam memelihara hubungan antar generasi dan 
memperkuat ikatan keluarga. Praktik ini, yang sering kali mencakup tablet 
leluhur dan altar keluarga, menekankan pentingnya silsilah dan kebajikan 
filial dalam budaya Cina. Anning Hu dan Felicia F. Tian (2018)whether 
or not ancestor worship still matters in contemporary China is an open 
question. OBJECTIVE This article presents a comprehensive study of the 
association between ancestor worship practices and 1 dalam studi mereka 
mengungkap bahwa pemujaan leluhur di Cina masih memiliki dampak 
signifikan terhadap formasi keluarga di Cina kontemporer, termasuk 
timing pernikahan, pola kelahiran anak, dan preferensi terhadap anak laki-
laki, menunjukkan persistensinya tradisi ini dalam mendukung nilai-nilai 
keluarga dan leluhur.

Ori Tavor (2020) memberikan gambaran mendalam tentang praktik 
pemujaan leluhur yang melintasi batas tradisi religius, wilayah geografis, 
dan kelompok sosioekonomi, menunjukkan bahwa pemujaan leluhur adalah 
salah satu elemen paling berpengaruh dan kuno dari budaya religius Cina. 
Dengan mengkaji praktik pemujaan leluhur dari periode Neolitik hingga 
awal abad ke-21, Tavor menyoroti bagaimana praktik ini mencerminkan 
nilai-nilai sosial dan budaya yang mendalam, serta bagaimana ritual 
pemujaan leluhur beradaptasi dan tetap relevan di berbagai kalangan 
masyarakat Cina, dari daratan Cina, Taiwan, hingga komunitas Cina di 
luar negeri.

Li Liu (1999) menyelidiki asal-usul dan perkembangan praktik 
pemujaan leluhur di Cina, menunjukkan bagaimana leluhur menjadi dewa 
negara pada dinasti Shang dan bagaimana Kaisar Kuning, sosok mitologis, 
diangkat menjadi nenek moyang bersama bagi orang Cina. Kajian ini 
mengeksplorasi bagaimana pemujaan leluhur tidak hanya berperan sebagai 
propaganda yang melegitimasi posisi politik elit, tetapi juga bagaimana 
leluhur dapat diciptakan dan dimodifikasi, menunjukkan fleksibilitas dan 
adaptabilitas tradisi ini dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya.

Penulisan Cina sendiri, dengan karakternya yang sering kali 
berasal dari simbol-simbol alam dan objek, merupakan sarana penting 
dalam mengkomunikasikan konsep-konsep keagamaan dan filosofis. 
Evolusi tulisan Cina dari gambar sederhana ke karakter yang kompleks 
mencerminkan bagaimana simbol-simbol ini disesuaikan untuk 
menyampaikan ide-ide abstrak dan spiritual, menunjukkan hubungan 
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erat antara bahasa, agama, dan identitas budaya. W. Boltz (1986) dalam 
studinya tentang awal tulisan Cina, menunjukkan bahwa sistem penulisan 
Shang yang terawal, termasuk inskripsi tulang orakel, merupakan sistem 
penulisan yang sudah sangat berkembang, mampu mewakili sepenuhnya 
bahasa yang digunakan, mengindikasikan evolusi dari tahap pictografik 
menjadi sistem yang lebih kompleks dengan penambahan komponen grafis 
untuk mengatasi ambiguitas.

Heng Chen, Junying Liang, dan Haitao Liu (2015) menunjukkan 
bahwa panjang kata dalam bahasa Cina tertulis telah mengalami evolusi 
signifikan selama lebih dari 2000 tahun, dengan peningkatan panjang kata 
sebagai kecenderungan reguler dalam evolusi kata. Mereka menemukan 
bahwa frekuensi kata tergantung pada panjang kata dan hubungan mereka 
sesuai dengan hukum daya, menunjukkan bagaimana peningkatan 
panjang kata menghasilkan penyederhanaan karakter untuk mencapai 
keseimbangan dalam bahasa Cina tertulis. Temuan ini menegaskan 
bagaimana tren disilabis dapat menjelaskan peningkatan panjang kata, 
mencerminkan “prinsip usaha terkecil” dalam evolusi Bahasa.

W. Lu dan M. Aiken (2004) membahas asal-usul dan evolusi sistem 
penulisan Cina, menunjukkan bahwa pada dinasti Shang (sekitar 1200 
SM) prinsip-prinsip penulisan Cina telah diformulasikan. Selama 3000 
tahun berikutnya, struktur dan elemen kunci sistem tetap, meskipun gaya 
penulisan telah berubah. Mereka juga mengeksplorasi motivasi di balik 
penemuan penulisan Cina, menemukan bahwa angka memiliki frekuensi 
kemunculan tertinggi dalam sistem penulisan paling awal - inskripsi pada 
tembikar - menunjukkan salah satu tujuan inovasi sistem penulisan adalah 
untuk penghitungan. Studi ini menyimpulkan bahwa bukti penulisan awal 
Cina menegaskan hubungan signifikan antara penemuan sistem penulisan 
dan kebutuhan penghitungan dan akuntansi abstrak.

W. Lu dan M. Aiken (2004)the origin and evolution of Chinese 
writing systems will be discussed. It will be shown that in the Shang 
dynasty (about 1200 BC membahas asal-usul dan evolusi sistem 
penulisan Cina, menunjukkan bahwa pada dinasti Shang (sekitar 1200 
SM) prinsip-prinsip penulisan Cina telah diformulasikan. Selama 3000 
tahun berikutnya, struktur dan elemen kunci sistem tetap, meskipun gaya 
penulisan telah berubah. Mereka juga mengeksplorasi motivasi di balik 
penemuan penulisan Cina, menemukan bahwa angka memiliki frekuensi 
kemunculan tertinggi dalam sistem penulisan paling awal - inskripsi pada 
tembikar - menunjukkan salah satu tujuan inovasi sistem penulisan adalah 
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untuk penghitungan. Studi ini menyimpulkan bahwa bukti penulisan awal 
Cina menegaskan hubungan signifikan antara penemuan sistem penulisan 
dan kebutuhan penghitungan dan akuntansi abstrak.

Festival dan perayaan tradisional Cina, seperti Festival Qingming 
dan Festival Perahu Naga, menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk 
memperingati leluhur, merayakan perubahan musim, dan memelihara 
hubungan komunal. Xiuzhong Cui (2020) menguraikan bagaimana festival 
tradisional Cina, termasuk Festival Musim Semi, Festival Lentera, Hari 
Qingming, Festival Perahu Naga, dan Festival Laba, telah dipengaruhi oleh 
berbagai budaya religius termasuk agama primitif, Taoisme, Buddhisme, 
dan Islam. Budaya religius ini memberikan festival tradisional Cina 
konotasi budaya khusus dan pesona, menunjukkan bagaimana ritual dan 
perayaan ini menjadi media penting dalam memelihara warisan budaya 
dan memperkuat ikatan komunitas melalui praktik yang merayakan 
kebersamaan dan memori kolektif.

Zhen Li (2023) menekankan bahwa festival tradisional Cina adalah 
inti, jiwa, dan aspek paling penting dari bangsa ini, mencerminkan nilai inti 
budaya tradisional Cina dan mengungkapkan dunia spiritual masyarakat 
Cina. Festival-festival ini memainkan peran penting dalam meningkatkan 
ingatan budaya nasional dan identifikasi psikologis, memelihara kohesi 
nasional, harmoni sosial, dan kebahagiaan keluarga. Selain itu, mereka 
menginspirasi dan menyegarkan emosi serta menyesuaikan hubungan 
antara manusia dan alam, menunjukkan bagaimana perayaan dan simbol-
simbol keagamaan ini berfungsi sebagai pembawa budaya dan pemersatu 
masyarakat.

Shaorong Huang (1991) menjelaskan bahwa budaya festival 
tradisional Cina telah menjadi konotasi dari budaya tradisional yang 
mendalam dan semangat nasional. Harmoni dan simetri, realisme, 
kesadaran sejarah, optimisme, dan kepercayaan diri adalah komponen 
paling menonjol. Sejarah, semangat budaya yang dibawa dan disebarkan 
oleh festival tradisional, selalu menjadi konten penting dalam menciptakan 
suasana budaya dan membentuk karakter nasional. Ini, David Johnson 
berpendapat, tidak mungkin membentuk gagasan yang memadai tentang 
masyarakat tradisional Cina tanpa pemahaman menyeluruh tentang ritual 
desa. Naskah liturgi yang baru ditemukan memungkinkan dia untuk 
merekonstruksi festival kuil Cina Utara secara rinci dan membuktikan 
bahwa mereka sangat berbeda dari ritual komunal berbasis Daois dan 
Buddha di Cina Selatan.
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Buddhisme, yang tiba di Cina melalui Jalur Sutra, memperkenalkan 
simbol-simbol baru seperti Roda Dharma dan Lotus. Penggabungan 
simbol-simbol Buddhis dengan tradisi Cina menciptakan ekspresi 
keagamaan yang unik, menunjukkan bagaimana simbol-simbol keagamaan 
dapat menyeberang batas budaya dan beradaptasi dengan konteks lokal, 
memperkaya lanskap spiritual Cina. X. Guang (2013) dalam karyanya 
menjelaskan bahwa Buddhisme telah berinteraksi dengan semua level 
budaya Cina seperti sastra, filosofi, moralitas, seni, arsitektur, dan agama 
selama lebih dari 2.000 tahun, berhasil terintegrasi ke dalam budaya 
tradisional Cina dan menjadi salah satu dari tiga pilar utamanya. Dengan 
menyatukan tiga agama utama (Konfusianisme, Daoisme, dan Buddhisme) 
menjadi satu sistem dengan Konfusianisme di pusatnya, Buddhisme telah 
memainkan peran penting dalam pengembangan pemikiran budaya Cina.

Yijie Tang (2015) mengeksplorasi bagaimana Buddhisme, setelah 
masuk ke Cina di akhir Dinasti Han, telah terintegrasi ke dalam budaya 
Cina setelah konflik dan kombinasi dengan Konfusianisme, memberikan 
pengaruh besar pada masyarakat Cina serta kehidupan spiritual intelektual 
Cina. Buddhisme Chan (Zen) dengan ciri khas Cina-nya memiliki 
pengaruh khusus pada mentalitas dan penciptaan artistik para intelektual 
Cina, terutama dalam hal nilai hidup dan mode pemikiran, seperti yang 
ditunjukkan dalam puisi Wang Wei yang menggambarkan konsepsi artistik 
Buddhisme Chan dan dalam mode hidup Zu Shi yang menyesuaikan 
dengan kondisi.

Xing Guang (2013) membahas struktur terintegrasi terner dari 
budaya Buddhis Cina, yang terdiri dari konsep Buddhis, artefak Buddhis, 
dan adat serta sistem Buddhis, menunjukkan interaksi dan keterkaitan 
organik antara unit-unit budaya ini. Struktur ini, dengan “keterlambatan 
budaya” yang membuat unit-unit budaya semakin terkait erat sebagai satu 
kesatuan dalam perubahan budaya Buddhis, menunjukkan bagaimana 
Buddhisme tidak hanya mempengaruhi aspek spiritual dan filosofis tetapi 
juga budaya material dan praktik sosial di Cina.
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   B. Abad Pertengahan

Selama Abad Pertengahan, simbol-simbol keagamaan memainkan 
peran krusial dalam merefleksikan kepercayaan dan praktik spiritual di 
Eropa dan Timur Tengah. Di Eropa, pemakaian simbol-simbol Kristen 
seperti Salib, Ikan, dan Lambang Agnus Dei, bukan hanya sebagai 
representasi keyakinan religius, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat 
ikatan sosial dan identitas komunal. Klenov (2022) menyoroti bagaimana 
artefak dengan simbol-simbol Kristen, termasuk perhiasan dan barang 
rumah tangga dari abad ke-12 dan ke-13, mengindikasikan penyebaran 
awal ide-ide Kristen ke Eropa Timur Laut, menunjukkan awal dari proses 
kristenisasi di wilayah tersebut. Temuan ini menekankan peran penting 
simbol-simbol keagamaan dalam penyebaran dan penerimaan agama 
Kristen di berbagai bagian Eropa.

Brown (2016) mendiskusikan bagaimana Salib, sebagai simbol 
utama Kekristenan, tidak selalu menjadi representasi dominan di awal era 
Kristen. Simbol-simbol kriptik seperti jangkar, merpati, chrismon atau chi-
rho, dan ikan (ichthys) awalnya lebih disukai, terutama selama periode 
penganiayaan. Dengan visi Konstantin tentang salib dan penemuan tempat 
pemakamannya oleh ibunya, alat siksa ini bertransformasi menjadi simbol 
keselamatan yang gemerlapan, menandai pergeseran penting dalam 
penggunaan simbol keagamaan dan penerimaannya dalam masyarakat 
Kristen awal.

Rushton (1980) menggali penggunaan magis dari simbol-simbol 
Kristen, seperti doa, relik, bagian dari ‘salib sejati’, atau injil, yang 
menunjukkan bagaimana bahasa dan simbol-simbol Kristen mengalir 
ke dalam praktik magis populer di Eropa. Penggunaan magis ini 
mencerminkan bagaimana simbol-simbol keagamaan bisa berfungsi ganda 
sebagai alat perlindungan spiritual dan juga sebagai elemen dalam praktik 
magis populer, menunjukkan kedalaman dan keragaman interpretasi 
simbol-simbol keagamaan selama Abad Pertengahan.

Di Timur Tengah, era Abad Pertengahan ditandai dengan interaksi 
intens antara simbol-simbol keagamaan Islam dan Kristen, terutama selama 
periode Perang Salib. Pertemuan antara dua peradaban ini tidak hanya 
merupakan konflik militer tetapi juga pertukaran budaya dan intelektual 
yang kaya. Nicholas Morton dalam bukunya “Encountering Islam on the 
First Crusade” (2016) menawarkan reinterpretasi besar terhadap sikap 
para penyerbu terhadap masyarakat Arab dan Turki yang mereka temui, 
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menunjukkan bahwa kawasan Timur Tengah bukanlah sekedar arena 
pertempuran tetapi juga tempat di mana berbagai aktor bersaing untuk 
supremasi, agama, dan kelangsungan hidup.

Paul E. Chevedden dalam “The Islamic View and the Christian 
View of the Crusades: A New Synthesis” (2008) menyajikan bukti langsung 
dari sumber-sumber Islam dan Kristen yang menunjukkan bahwa kedua 
peradaban tersebut memiliki pandangan yang tidak bertentangan tetapi 
sejalan satu sama lain mengenai Perang Salib, dengan kedua tradisi 
menempatkan permulaan Perang Salib jauh sebelum tahun 1095 yang 
secara konvensional diakui sebagai awal Perang Salib. Sementara N. 
Daniel dalam “Islam and the West” (1995) menggali bagaimana pandangan 
Barat terhadap Islam dibentuk selama periode Perang Salib, menunjukkan 
bagaimana narasi ini terus mempengaruhi hubungan modern antara Barat 
dan dunia Islam.

Terakhir, Houri Berberian, Leslie Knox, dan C. Hillenbrand dalam 
“The Crusades: Islamic Perspectives” (2018) memberikan survei historis 
dan tematis Perang Salib dari perspektif Islam, meneliti respons Muslim 
terhadap Perang Salib dari awal gerakan pada tahun 1096 hingga akhir 
keberadaan Kekristenan di kawasan tersebut pada tahun 1291. Kursus ini 
dimulai dengan gambaran umum reaksi politik-militer Muslim terhadap 
ekspedisi Perang Salib dan pengembangan kebijakan jihad Muslim selama 
abad ke-12 dan ke-13.

Simbol-simbol keagamaan dalam Abad Pertengahan mencerminkan 
kekuatan sosial dan politik, terutama dalam penggunaan lambang-lambang 
keagamaan oleh kerajaan dan kekuatan militer di Eropa dan Timur 
Tengah. Di Eropa, mahkota sering kali dihiasi dengan simbol-simbol 
keagamaan seperti salib dan gambar santo pelindung, mewakili otoritas 
ilahi dari penguasa. Di Timur Tengah, standar dan panji-panji yang dihiasi 
dengan kaligrafi Islam atau simbol-simbol keagamaan lainnya digunakan 
untuk mempersatukan pasukan di bawah identitas keagamaan yang sama 
dalam pertempuran. Simbol-simbol ini tidak hanya berperan dalam 
mendefinisikan identitas komunal dan kepercayaan tetapi juga sebagai 
alat propaganda dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat yang sangat 
terstruktur oleh agama. Studi oleh E. Chiglintsev et al. (2019) menyoroti 
gambaran kekuasaan dalam masyarakat kuno dan Abad Pertengahan, 
mengungkapkan komponen universal dari gambaran kekuasaan di 
berbagai masyarakat pra-industri di Timur dan Barat, termasuk prosedur 
memperoleh kekuasaan, penobatan, regalia penguasa, dan bentuk-bentuk 
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pengorganisasian ruang kekuasaan. Studi ini menawarkan wawasan tentang 
evolusi gambaran kekuasaan, ritual, dan simbol otoritas dari masyarakat 
Timur Kuno hingga Abad Pertengahan.

Kajian oleh Timothy Reuter dan J. Nelson dalam “Medieval Polities 
and Modern Mentalities” (2006) mengeksplorasi mentalitas modern dan 
struktur politik Abad Pertengahan, termasuk bagaimana simbol-simbol 
kekuasaan digunakan untuk mengekspresikan hubungan kekuasaan dalam 
masyarakat Abad Pertengahan. Mereka menyoroti bagaimana simbol-
simbol dan bahasa simbolis digunakan dalam tindakan politik Abad 
Pertengahan, mengungkapkan bagaimana simbol-simbol ini digunakan 

untuk menegaskan legitimasi dan kekuasaan politik.

Kajian oleh M. Herrero dalam “The Politics of Relics: The Charisma 
of Rulers and Martyrs in the Middle Ages” (2023) mengkaji penggunaan 
simbolik dari relik-relik suci dalam politik Abad Pertengahan, menyoroti 
bagaimana relik-relik ini menjadi instrumen simbolis yang berharga untuk 
mencapai legitimasi kekuasaan politik. Studi ini menawarkan perspektif 
teologis-politik tentang kekuatan yang beroperasi melalui relik-relik dan 
makna kekuasaan yang diwujudkan dalam penggunaan politik mereka, 
menunjukkan resignifikasi ide kekuasaan di Abad Pertengahan yang erat 
kaitannya dengan konsep karisma yang berasal dari tulisan-tulisan Rasul 
Paulus.

Studi oleh Lisa Blaydes dan Eric Chaney dalam “The Feudal 
Revolution and Europe’s Rise: Political Divergence of the Christian West 
and the Muslim World before 1500 CE” (2013) mendokumentasikan 
divergensi dalam durasi pemerintahan monarki di Eropa Barat dan dunia 
Islam mulai dari periode Abad Pertengahan. Mereka berargumen bahwa 
bentuk-bentuk pembatasan eksekutif yang muncul di bawah institusi 
feodal di Eropa Barat dikaitkan dengan peningkatan stabilitas politik, 
menawarkan dukungan empiris untuk argumen ini. C. Davenport dalam 
“Medieval Power” (2016) menawarkan kesempatan kepada pengunjung 
Australia untuk melihat berbagai artefak Abad Pertengahan dari Museum 
Inggris selama Premiere Dunia di Queensland Museum. Pameran ini 
berfokus pada cerita raja, ratu, ksatria, dan uskup, menciptakan dunia Abad 
Pertengahan yang sangat familiar yang mendukung, bukan menantang, 
gagasan populer tentang periode tersebut. Pameran ini termasuk lebih dari 
270 objek dari periode Masehi 400 hingga 1500, menawarkan berbagai 
materi yang tidak biasa dipamerkan di Brisbane, menunjukkan fokus pada 
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simbol-simbol kekuasaan dan kemegahan dalam konteks pameran.

            C. Era Modern

Di era modern, transformasi simbol-simbol keagamaan menangkap 
dinamika kolonialisme, globalisasi, dan modernitas, menghasilkan wacana 
baru dan reinterpretasi yang menyesuaikan dengan konteks sosial-politik 
yang berubah. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan pergeseran 
dalam persepsi dan praktik agama tetapi juga menunjukkan adaptasi agama 
terhadap tantangan dan peluang baru. Y. Lambert dalam “Religion in 
Modernity as a New Axial Age: Secularization or New Religious Forms?” 
(Lambert, 1999) memperkenalkan model analisis yang menawarkan 
perspektif baru tentang hubungan antara agama dan modernitas. Lambert 
mengusulkan bahwa modernitas dapat dianggap sebagai era aksial baru, di 
mana agama mengalami empat jenis dampak utama: penurunan, adaptasi 
dan reinterpretasi, reaksi konservatif, dan inovasi. Model ini membantu 
memahami bahwa modernitas menghasilkan sekularisasi serta bentuk 
agama baru, menantang asumsi bahwa modernitas secara inheren sekular.

Studi oleh Max Weisbuch-Remington et al. dalam “The Nonconscious 
Influence of Religious Symbols in Motivated Performance Situations” 
(2005)sociological, and psychological theories suggest that religious 
symbols should influence motivational processes during performance of 
goal-relevant tasks. In two experiments, positive and negative religious 
(Christian mengungkapkan bagaimana simbol-simbol keagamaan dapat 
mempengaruhi proses motivasi selama pelaksanaan tugas yang relevan 
dengan tujuan, bahkan ketika disajikan di luar kesadaran peserta. Studi 
ini menyoroti kekuatan simbol-simbol keagamaan dalam mempengaruhi 
respons fisiologis dan emosional, menunjukkan bahwa simbol-simbol ini 
memiliki arti yang dipelajari yang penting sebagai sumber daya coping. 
Ini menunjukkan adaptasi simbol-simbol keagamaan dalam konteks 
modernitas, di mana simbol-simbol ini tetap relevan dan berdampak 
meskipun dalam cara yang sering kali tidak disadari. 

Kyle D. Johnson et al. dalam “Pilot Study of the Effect of Religious 
Symbols on Brain Function: Association With Measures of Religiosity” 
(2014) menjelajahi dampak simbol-simbol keagamaan pada fungsi otak 
dan menemukan bahwa aktivasi neural di korteks visual primer secara 
signifikan tertekan sebagai respons terhadap simbol-simbol keagamaan 
negatif, menunjukkan pengaruh bawaan dari simbol-simbol tersebut 
pada persepsi dan respons emosional individu. Kajian ini menambahkan 
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dimensi baru pada pemahaman kita tentang bagaimana simbol-simbol 
keagamaan diadaptasi dan dipersepsi dalam era modernitas, menunjukkan 
bahwa simbol-simbol keagamaan tidak hanya memiliki signifikansi sosial 
dan budaya tetapi juga mempengaruhi kognisi dan emosi pada level 
neurofisiologis.

Dalam konteks kolonialisme dan globalisasi, penggunaan simbol-
simbol keagamaan sering kali reflektif dari dinamika kekuasaan dan 
identitas. Kajian oleh M. Salzman pada “Globalization, religious 
fundamentalism and the need for meaning” (Salzman, 2008) menyelidiki 
hubungan antara globalisasi dan fundamentalisme religius, memperlihatkan 
bagaimana globalisasi, sebagai meta-konteks zaman kita, mempengaruhi 
agama. Salzman menunjukkan bahwa globalisasi menyebabkan 
kebutuhan yang meningkat akan makna dalam masyarakat yang mengarah 
pada kebangkitan fundamentalisme religius, yang sering kali mencari 
legitimasi dan ekspresi diri melalui simbol-simbol keagamaan. Studi ini 
mengungkapkan bagaimana globalisasi dan kolonialisme memicu adaptasi 
agama dan reinterpretasi simbol-simbol keagamaan untuk menjawab 
pertanyaan eksistensial dalam era modern.

S. Banerjee dan S. Linstead dalam “Globalization, Multiculturalism 
and Other Fictions: Colonialism for the New Millennium?” (2001)
we critically examine different discourses of globalization and explore 
how concepts of globalization have been represented in organizational 
theory. We argue that, despite its celebratory rhetoric of ‘one world, 
many peoples’, notions of globalization are inextricably linked with the 
continued development of First World economies, creating new forms of 
colonial control in the so-called ‘postcolonial’ era. Thus, globalization 
becomes the new global colonialism, based on the historical structure of 
capitalism and is a process that executes the objectives of colonialism 
with greater efficiency and rationalism. We discuss the economic, 
political, social and cultural aspects underlying globalization, and argue 
that the emergence of a so-called ‘global culture’ is simply a process that 
marks the transformation to a culture of consumption. We interrogate the 
notions of diversity and multiculturalism, and argue that the successful 
management of diversity, presented as the new prerequisite for sustainable 
competitive advantage, effectively continues global colonialism. We 
argue that, despite the rhetoric of celebrating difference, multiculturalism 
does little more than facilitate assimilation within the dominant ideology. 
We examine the different structures and processes of globalization, 
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and conclude by discussing the possibility of alternate theorizations 
and a discursive redefinition of globalization involving the creation of 
new spaces that can articulate alternate forms of economic and social 
realities.”,”author”:[{“dropping-particle”:””,”family”:”Banerjee”,”given”
:”Subhabrata Bobby”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”su
ffix”:””},{“dropping-particle”:””,”family”:”Linstead”,”given”:”Stephen”
,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””}],”container-
title”:”Organization”,”id”:”ITEM-1”,”issued”:{“date-parts”:[[“2001”]]},
”title”:”Globalization, Multiculturalism and Other Fictions: Colonialism 
for the New Millennium?”,”type”:”article-journal”},”uris”:[“http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=5a877824-aaf8-412f-8564-10034324c1
f6”]}],”mendeley”:{“formattedCitation”:”(Banerjee & Linstead, 2001 
mengkritik diskursus globalisasi dan mengeksplorasi bagaimana konsep 
globalisasi diwakili dalam teori organisasi. Mereka berargumen bahwa, 
meskipun retorika globalisasi merayakan ‘satu dunia, banyak orang’, 
gagasan globalisasi tidak terlepas dari pengembangan ekonomi Dunia 
Pertama, menciptakan bentuk kontrol kolonial baru dalam era ‘pasca-
kolonial’. Karya ini menantang paradigma globalisasi dan menunjukkan 
bagaimana simbol-simbol keagamaan digunakan untuk memfasilitasi 
asimilasi dalam ideologi dominan, menunjukkan bagaimana globalisasi 
menjadi kolonialisme global baru yang berbasis pada struktur kapitalisme 
historis.

Morny Joy dalam “Revisiting Postcolonialism and Religion” (2012) 
meninjau perkembangan terkini dalam postkolonialisme dan Studi Agama, 
menggarisbawahi bahwa globalisasi dianggap oleh banyak orang sebagai 
versi kontemporer dari kolonialisme. Joy mengkaji dampak globalisasi 
dan adaptasi lebih lanjut yang mungkin masih perlu dilakukan dalam 
menghadapi intrusi globalisasi. Karya ini menyoroti bagaimana strategi 
tertentu oleh para sarjana berubah sebagai respons terhadap perubahan 
ini, khususnya dalam pemahaman tentang istilah ‘budaya’ dan ‘gender’. 
Dengan fokus pada perubahan dalam konteks religius akibat kolonialisme 
dan globalisasi selama abad kesembilan belas, Joy menunjukkan 
bagaimana simbol-simbol keagamaan diadaptasi dan ditransformasikan 
dalam menghadapi tantangan global baru.

R. Robertson dan JoAnn Chirico dalam “Humanity, Globalization, 
and Worldwide Religious Resurgence: A Theoretical Exploration” 
(1985) menawarkan perspektif penting mengenai bagaimana globalisasi 
mempengaruhi kebangkitan kembali agama di seluruh dunia. Mereka 
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berpendapat bahwa fenomena ini tidak hanya menandai sebuah reaksi 
terhadap modernitas tetapi juga merupakan bagian dari dinamika global 
yang lebih luas, yang memperlihatkan agama sebagai kekuatan adaptif 
dan responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi global. Menariknya, 
walaupun globalisasi sering kali dianggap sebagai proses sekularisasi, karya 
Robertson dan Chirico menunjukkan bahwa sebaliknya, globalisasi dapat 
memicu kebangkitan keagamaan sebagai bentuk identitas dan resistensi 
terhadap homogenisasi budaya. Ini menyoroti bagaimana simbol-simbol 
keagamaan beradaptasi dan menjadi sarana penting untuk negosiasi 
identitas dan kekuasaan dalam konteks global yang terus berubah.

Kajian oleh Scott M. Thomas dalam “The Global Resurgence of 
Religion and the Transformation of International Relations” (Ikenberry & 
Thomas, 2005) lebih lanjut mengeksplorasi bagaimana kebangkitan agama 
secara global menantang interpretasi tradisional dunia modern sebagai 
sekular. Thomas menekankan bahwa pergeseran agama global ini memiliki 
implikasi mendalam untuk teori dan praktik hubungan internasional, di 
mana agama tidak lagi dapat diabaikan sebagai faktor penting dalam 
politik global. Dengan memasukkan dimensi agama ke dalam analisis 
hubungan internasional, Thomas menunjukkan bagaimana simbol-simbol 
keagamaan berperan dalam membentuk dinamika politik dan sosial global, 
menawarkan wawasan baru tentang bagaimana globalisasi dan agama 
saling berinteraksi dalam membentuk lanskap politik global yang baru.

Analisis M. Pasha dalam “Globalization, Cultural Conflicts, and 
Islamic Resurgence” (2006) memperlihatkan bahwa kebangkitan Islam 
di berbagai belahan dunia merupakan contoh bagaimana globalisasi 
dan konflik budaya dapat mempengaruhi transformasi simbol-simbol 
keagamaan. Pasha berargumen bahwa kebangkitan ini sering kali 
merupakan reaksi terhadap persepsi ancaman terhadap identitas budaya 
dan agama di tengah arus globalisasi. Dengan demikian, simbol-simbol 
Islam tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi keagamaan tetapi juga sebagai 
alat politik dan budaya dalam negosiasi dan resistensi terhadap pengaruh 
global. Karya ini menyoroti pentingnya memahami agama dan simbol-
simbolnya dalam konteks global yang kompleks, di mana agama berperan 
aktif dalam membentuk respons terhadap globalisasi dan perubahan sosial.

Eksplorasi Bill Ashcroft dalam “Modernitas Alternatif: Globalisasi 
dan Pasca-Kolonial” (2009) menantang gagasan tradisional tentang 
modernitas tunggal, Barat-sentris, sebaliknya mengusulkan bahwa era 
pasca-kolonial telah mengantarkan banyak modernitas yang dibentuk oleh 
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interaksi global dan lokal. Perspektif ini sangat penting untuk memahami 
transformasi simbol-simbol agama di dunia modern, di mana arus global 
orang, ide, dan teknologi telah memfasilitasi pertukaran lintas budaya 
yang belum pernah terjadi sebelumnya. Analisis Ashcroft menyiratkan 
bahwa simbol-simbol agama bukanlah entitas statis tetapi tunduk pada 
reinterpretasi dan rekontekstualisasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, 
simbol-simbol ini menjadi tempat negosiasi dan kontestasi, mewujudkan 
ketegangan dan kontradiksi modernitas global. Mereka berfungsi sebagai 
penanda identitas dan perbedaan, memainkan peran penting dalam 
artikulasi visi alternatif modernitas yang menolak atau memperumit 
dominasi narasi Barat.

Dilip Gaonkar “On alternative modernities” (1999) lebih lanjut 
menguraikan konsep modernitas alternatif, dengan alasan bahwa 
modernitas adalah kondisi global yang tak terhindarkan yang bermanifestasi 
dalam berbagai bentuk di berbagai konteks budaya. Perspektif Gaonkar 
menggarisbawahi pentingnya melihat modernitas sebagai proses 
dinamis yang mengakomodasi pluralitas lintasan, daripada serangkaian 
karakteristik atau hasil yang tetap. Pandangan ini sangat relevan dengan 
studi simbol-simbol agama, yang tertanam dalam jalinan kehidupan 
modern dan mencerminkan interaksi yang kompleks antara kekuatan 
global dan tradisi lokal. Dalam konteks globalisasi, simbol-simbol agama 
dapat mewujudkan perlawanan terhadap homogenisasi budaya, berfungsi 
sebagai kendaraan untuk mengekspresikan identitas budaya yang unik, 
dan memfasilitasi dialog melintasi batas-batas budaya. Karya Gaonkar 
menyoroti potensi simbol-simbol agama untuk berkontribusi pada 
pembangunan modernitas alternatif yang menantang model hegemonik 
dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru untuk koeksistensi 
global.

R. Krishnaswamy “Globalization and its postcolonial (dis)contents” 
(2005) mengkritik narasi sederhana globalisasi yang mengabaikan warisan 
kolonialnya dan dinamika kekuasaan yang tidak setara yang membentuk 
interaksi global kontemporer. Dengan memeriksa globalisasi melalui lensa 
postkolonial, Krishnaswamy menyoroti cara-cara di mana simbol-simbol 
agama terlibat dalam perjuangan atas makna, identitas, dan kekuasaan di 
dunia global. Analisis ini mengungkapkan bahwa simbol-simbol agama 
bukan hanya refleksi pasif dari nilai-nilai budaya atau spiritual tetapi agen 
aktif dalam negosiasi identitas global dan hubungan kekuasaan. Mereka 
dapat memperkuat dan menantang hierarki kolonial, berfungsi sebagai 
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alat untuk menegaskan otonomi budaya dan melawan dominasi budaya. 
Karya Krishnaswamy menekankan perlunya pemahaman kritis tentang 
globalisasi yang mengakui dampak kolonialisme yang sedang berlangsung 
dan potensi simbol-simbol agama untuk mengartikulasikan bentuk-bentuk 
perlawanan dan visi alternatif modernitas global.

Bersama-sama, perspektif ini menawarkan pemahaman yang 
bernuansa transformasi simbol-simbol agama dalam konteks modernitas, 
kolonialisme, dan globalisasi. Mereka menyoroti peran simbol-simbol ini 
dalam mengartikulasikan identitas yang kompleks, menengahi pertukaran 
budaya, dan menegosiasikan dinamika kekuasaan di dunia global. Dengan 
mengakui keragaman modernitas dan beragam cara di mana simbol-simbol 
agama diadaptasi dan diperebutkan, kita dapat lebih menghargai proses 
rumit di mana kekuatan global dan lokal membentuk makna dan fungsi 
simbol-simbol ini dalam masyarakat kontemporer.

4. Tokoh dan Gerakan Penting

      A. Tokoh Pembaruan
 A.1. Martin Luther

 Melalui Reformasi Protestan, tidak hanya mengubah landskap 
keagamaan Eropa tetapi juga cara simbol-simbol keagamaan dipahami 
dan digunakan dalam kehidupan beragama. Pembenaran melalui iman 
saja (sola fide) dan otoritas Alkitab (sola scriptura) menjadi fondasi bagi 
pemahaman baru tentang peran dan makna simbol-simbol keagamaan 
dalam praktik keimanan. Reformasi Luther membebaskan simbol-simbol 
keagamaan dari keterikatan institusional dengan Gereja Katolik Roma, 
mengarahkan umat Kristiani untuk mencari makna langsung dari teks-
teks suci. Simbol-simbol seperti salib, yang tetap menjadi pusat dalam 
kedua tradisi, diberi interpretasi baru dalam konteks Protestan, di mana 
penekanannya adalah pada hubungan pribadi dan langsung antara individu 
dan Allah, tanpa perantara institusi gereja. Ini menggambarkan transisi 
dari simbolisme yang dikendalikan oleh otoritas gerejawi ke simbolisme 
yang dimodulasi oleh interpretasi pribadi dan komunitas iman.

Studi oleh L. Backman (2016) dalam “Reformation and the 
Transformation of Religious Symbols” menyelidiki bagaimana Reformasi 
mempengaruhi penggunaan dan interpretasi simbol-simbol keagamaan 
di Jerman dan Skandinavia. Backman menunjukkan bahwa, meskipun 
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banyak simbol dan ritual yang dipertahankan, maknanya sering kali 
diubah untuk mencerminkan teologi Protestan. Misalnya, praktik komuni, 
yang tetap sebagai sakramen utama dalam kedua tradisi, diberi penekanan 
baru pada komuni sebagai peringatan pengorbanan Kristus, bukan sebagai 
pengorbanan yang berulang. Studi ini menyoroti bagaimana Reformasi 
tidak hanya mengubah konten teologis tetapi juga praktik simbolis, 
menegaskan kembali kekuatan simbol dalam membentuk identitas 
keagamaan dan komunal.

M. Brecht (1987) dalam “Martin Luther: His Road to Reformation” 
mengeksplorasi bagaimana kehidupan dan karya Luther berkontribusi 
pada pergeseran paradigma dalam pemahaman simbol-simbol keagamaan. 
Brecht menekankan bagaimana Luther, dengan keterampilan retoris 
dan tulisannya yang luar biasa, berhasil mengkomunikasikan ide-ide 
Reformasinya kepada audiens yang luas, memanfaatkan simbol-simbol 
keagamaan baik dalam karyanya maupun dalam liturgi yang dia reformasi. 
Ini termasuk penggunaan bahasa Jerman dalam ibadah dan terjemahan 
Alkitab, yang memungkinkan aksesibilitas simbol-simbol keagamaan yang 
lebih besar kepada umat beriman. Dengan demikian, Luther tidak hanya 
merumuskan kembali doktrin-doktrin inti tetapi juga cara umat Kristiani 
berinteraksi dengan simbol-simbol keagamaan, memperkuat peran mereka 
sebagai alat komunikasi kebenaran ilahi secara langsung dan pribadi.

A.2. Mahatma Gandhi 

Melalui penggunaan simbol-simbol keagamaan Hindu dalam 
kampanye politik dan sosialnya, memberikan contoh nyata dari kekuatan 
simbol dalam membentuk gerakan sosial dan politik. Charkha, roda 
pemintal, menjadi lebih dari sekadar alat untuk memproduksi kain; itu 
menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme Inggris dan penekanan 
pada swadeshi, prinsip kemandirian ekonomi melalui penggunaan barang-
barang buatan India. Penggunaan charkha oleh Gandhi secara simbolis 
menantang penindasan ekonomi kolonial dan mendorong rasa kebanggaan 
dan identitas nasional di kalangan India. Ini menunjukkan bagaimana 
simbol-simbol keagamaan dan budaya, ketika ditempatkan dalam konteks 
baru atau diberi interpretasi baru, dapat memperoleh makna politik yang 
kuat dan memobilisasi massa terhadap tujuan bersama. Penggunaan simbol-
simbol ini oleh Gandhi tidak hanya memperkuat pesan non-kekerasan 
dan keadilan sosial tetapi juga menghubungkan perjuangan kemerdekaan 
India dengan warisan spiritual dan kebudayaannya (Grishnova Elena et 
al., 2019).
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Selain charkha, Gandhi juga memperkenalkan konsep ahimsa 
(non-kekerasan) dan satya (kebenaran) dari tradisi Hindu sebagai prinsip 
utama dalam perjuangan kemerdekaan India. Prinsip-prinsip ini, yang 
diakar dalam filosofi Hindu dan Jain, diadaptasi oleh Gandhi menjadi 
strategi aktivisme yang kuat yang menantang kekuatan kolonial tanpa 
menggunakan kekerasan. Dengan menekankan nilai-nilai ini, Gandhi 
tidak hanya merevitalisasi ajaran agama kuno dalam konteks perjuangan 
modern untuk keadilan sosial dan politik tetapi juga menawarkan model 
baru untuk perlawanan sipil yang telah menginspirasi gerakan hak sipil 
dan kebebasan di seluruh dunia. Melalui pendekatan ini, Gandhi berhasil 
mengubah simbol-simbol dan prinsip keagamaan menjadi alat-alat bagi 
perubahan sosial dan politik, menunjukkan universalitas pesan mereka 
melampaui konteks keagamaan spesifik .

Pengaruh Gandhi dalam menggabungkan simbolisme keagamaan 
dengan aktivisme politik mencerminkan kekuatan simbol dalam membentuk 
identitas kolektif dan memobilisasi dukungan untuk perubahan sosial. 
Karyanya menunjukkan bahwa simbol-simbol keagamaan, ketika diberi 
makna baru yang relevan dengan isu-isu kontemporer, dapat menjadi 
katalis yang kuat untuk kesadaran sosial dan tindakan politik. Dalam kasus 
Gandhi, reinterpretasi simbol-simbol keagamaan tradisional memfasilitasi 
pembentukan gerakan nasional yang inklusif yang mampu menyatukan 
orang-orang dari berbagai latar belakang keagamaan, kasta, dan kelas 
sosial di India dalam perjuangan bersama untuk kemerdekaan. Melalui 
kehidupan dan karyanya, Gandhi menunjukkan bagaimana simbol-simbol 
keagamaan dapat diperluas dalam arti dan aplikasi mereka untuk melayani 
tujuan yang lebih besar dari pembebasan dan keadilan sosial (Barnabas & 
Clifford, 2012).

A.3. Malcolm X 

Dengan peran uniknya dalam sejarah Amerika, membawa dimensi 
baru ke dalam perjuangan hak sipil dengan menekankan identitas Islam. 
Sebagai seorang pemimpin yang bertransformasi dari Nation of Islam ke 
Sunni Islam, Malcolm X mengadopsi simbol-simbol Islam yang lebih 
inklusif dan universal, seperti salat (ibadah harian) dan haji (perjalanan 
ke Mekkah), sebagai manifestasi dari persatuan umat manusia yang 
melampaui batasan rasial. Penggunaannya tentang haji khususnya, sebagai 
pengalaman yang mengubah pandangannya tentang ras dan keagamaan, 
menawarkan sebuah narasi yang kuat tentang potensi Islam untuk 
menyatukan berbagai ras dalam solidaritas dan kesetaraan. Pengalaman 
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hajinya, yang ia bagikan dengan audiens global, menantang narasi segregasi 
ras Amerika dan menunjukkan Islam sebagai agama yang menganjurkan 
persaudaraan universal, mendorong reinterpretasi simbol-simbol Islam 
dalam konteks perjuangan hak sipil sebagai representasi kesetaraan dan 
keadilan sosial (A. Ahmed, 2020).

Dalam interaksinya dengan masyarakat internasional dan 
pengaruhnya di Amerika, Malcolm X menggunakan simbol-simbol Islam 
untuk menyampaikan pesan tentang kesamaan hak dan keadilan bagi 
Afrika-Amerika. Dengan menyoroti kesamaan pengalaman antara Afrika-
Amerika dan umat Islam di seluruh dunia yang menghadapi penindasan 
dan ketidakadilan, ia berhasil memposisikan perjuangan hak sipil dalam 
konteks global yang lebih luas. Ini tidak hanya memperkuat legitimasi 
gerakan hak sipil di Amerika tetapi juga menghubungkan perjuangan 
ini dengan perjuangan anti-kolonial dan anti-imperial di tempat lain, 
menginspirasi sebuah gerakan solidaritas transnasional. Keterlibatannya 
dalam organisasi internasional dan kunjungan ke negara-negara Afrika 
dan Timur Tengah meningkatkan kesadaran tentang interkoneksi antara 
rasisme, kolonialisme, dan eksploitasi, dengan Islam berperan sebagai 
pemersatu dalam retorikanya terhadap ketidakadilan (Jones, 2020).

Pada akhirnya, Malcolm X meninggalkan warisan yang kompleks 
dan beragam, di mana reinterpretasi simbol-simbol Islam memainkan 
peran penting dalam mengartikulasikan visi sosial dan politiknya. Dengan 
mendorong umat Islam Afrika-Amerika untuk merangkul identitas agama 
mereka sebagai sumber kekuatan dan persatuan, ia memberikan kontribusi 
signifikan terhadap dialog antaragama dan antarras di Amerika. Karya-
karyanya dan pidatonya terus menginspirasi generasi baru aktivis dan 
pemikir, yang melihat dalam praktik dan simbol-simbol Islamnya tidak 
hanya alat perjuangan melawan rasisme tetapi juga sebagai sarana untuk 
membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Karya seperti “The 
Autobiography of Malcolm X”, yang ditulis bersama dengan Alex Haley, 
dan studi kritis oleh Manning Marable, “Malcolm X: A Life of Reinvention”, 
memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana simbol-simbol Islam 
direinterpretasi dan digunakan dalam dinamika sosial dan politik Amerika 
pada pertengahan abad ke-20.

A.4. Thich Nhat Hanh 

Melalui pendekatan humanis dan inklusifnya terhadap Buddhisme, 
berhasil membawa ajaran dan simbol-simbol Buddha ke ranah global, 
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memperkenalkan konsep-konsep seperti mindfulness dan meditasi dengan 
cara yang mudah diakses dan relevan bagi audiens modern. Dengan 
mengaitkan praktik-praktik seperti berjalan kaki meditatif dan makan 
sadar dengan pengurangan stres dan peningkatan kesadaran lingkungan, 
dia menunjukkan bagaimana simbol-simbol dan ajaran kuno dapat 
memberikan solusi bagi masalah kontemporer. Karya-karyanya, termasuk 
“The Miracle of Mindfulness” dan “Peace Is Every Step”, tidak hanya 
menggali kedalaman filosofis dari Buddhisme tetapi juga menawarkan 
panduan praktis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Buddhisme 
dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan Thich Nhat Hanh terhadap 
Buddhisme, yang menekankan kasih sayang dan koneksi interpersonal, 
menjadikan simbol-simbol Buddhisme sebagai alat untuk pemahaman diri 
dan harmoni sosial, merespons langsung terhadap kebutuhan spiritual dan 
psikologis masyarakat modern (Holst, 2021).

Melalui penggunaan cerita, metafora, dan simbolisme dalam 
pengajarannya, Thich Nhat Hanh mampu merangkul keragaman spiritual 
dan budaya, menjadikan Buddhisme lebih inklusif dan menarik bagi orang-
orang dari berbagai latar belakang. Ini termasuk penggunaan bunga teratai, 
yang dalam Buddhisme melambangkan pencerahan dan kebijaksanaan yang 
muncul dari keterikatan dunia, sebagai simbol untuk transformasi pribadi 
dan sosial. Dengan mengaitkan praktik meditasi dengan pengembangan 
kebijaksanaan dan kasih sayang, dia menawarkan perspektif baru tentang 
bagaimana individu dapat berkontribusi pada perdamaian dan keberlanjutan 
lingkungan. Karya-karyanya telah menginspirasi banyak kelompok dan 
komunitas untuk mengadopsi praktik mindfulness dalam pendidikan, 
perawatan kesehatan, dan aktivisme lingkungan, menunjukkan bagaimana 
simbol-simbol Buddhisme dapat diterjemahkan menjadi tindakan konkret 
yang mendukung kesejahteraan kolektif dan kesehatan planet.

Pengaruh Thich Nhat Hanh dalam memperkenalkan dan 
mengadaptasi simbol-simbol Buddhisme ke dalam konteks Barat 
telah membuat kontribusi signifikan terhadap dialog antaragama dan 
pemahaman lintas budaya. Melalui dialognya dengan pemimpin spiritual 
lainnya, termasuk Dalai Lama dan Paus Yohanes Paulus II, dia berusaha 
membangun jembatan pemahaman dan mengembangkan bahasa spiritual 
yang universal, merayakan kesamaan yang melampaui perbedaan 
doktrinal. Pekerjaannya menyoroti bagaimana simbol-simbol keagamaan, 
ketika didekati dengan niat terbuka dan inklusif, dapat memfasilitasi 
pertukaran budaya yang kaya dan memperkaya praktik spiritual di seluruh 
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dunia. Dengan demikian, warisan Thich Nhat Hanh tidak hanya terletak 
pada revitalisasi simbol-simbol Buddhisme tetapi juga pada kontribusinya 
terhadap penciptaan masyarakat yang lebih sadar dan penuh kasih (Mishra 
et al., 2023).

A.5. Amina Wadud 

Merupakan tokoh yang revolusioner dalam gerakan feminisme 
Islam, dengan karyanya secara berani menantang norma-norma yang telah 
lama diterima mengenai interpretasi teks-teks suci dan praktek keagamaan 
dalam Islam. Melalui tindakan simbolisnya memimpin shalat Jumat, dia 
tidak hanya membuka ruang bagi perempuan untuk memainkan peran 
yang lebih aktif dan terlihat dalam ruang-ruang keagamaan, tetapi juga 
memprovokasi diskusi luas mengenai interpretasi gender dalam ajaran 
Islam. Ini menunjukkan bagaimana simbol-simbol keagamaan dan ritual 
dapat direinterpretasi untuk menegakkan prinsip kesetaraan dan keadilan, 
yang menurut Wadud, secara inheren hadir dalam ajaran Islam. Karyanya 
mendorong ulama, pemikir, dan praktisi Islam untuk meninjau kembali 
tradisi dan simbol-simbol keagamaan mereka dengan lensa kesetaraan 
gender, mendorong pergeseran paradigma dalam pemahaman dan praktik 
keagamaan Islam kontemporer (Wadud, 2021).

Pemimpinannya dalam shalat Jumat telah merangsang perdebatan 
global tentang peran perempuan dalam Islam dan telah memicu gerakan 
yang lebih luas untuk inklusi perempuan dalam semua aspek kehidupan 
keagamaan. Aksi Wadud menyoroti potensi untuk transformasi simbolik 
dalam praktik keagamaan, dimana simbol-simbol seperti mimbar dan 
mihrab, yang secara tradisional dikaitkan dengan kepemimpinan laki-
laki, dapat menjadi ruang bagi kedua gender untuk berbagi secara setara. 
Melalui pekerjaannya, Wadud tidak hanya menantang pembatasan terhadap 
perempuan tetapi juga menggarisbawahi pentingnya reinterpretasi teks 
dan tradisi suci sebagai proses dinamis yang dapat dan harus beradaptasi 
dengan konteks sosial dan budaya yang berubah. Ini menunjukkan bahwa 
agama, jauh dari menjadi monolit statis, adalah tradisi hidup yang terus 
berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat.

Kontribusi Wadud terhadap feminisme Islam dan interpretasi 
progresif dari simbol-simbol dan ritual Islam telah memberikan 
inspirasi bagi generasi akademisi, aktivis, dan pemikir Islam yang 
berusaha membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Dengan 
mempromosikan dialog antara teks suci dan konteks kontemporer, Wadud 
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telah memainkan peran kunci dalam membuka jalan bagi pemahaman 
yang lebih luas tentang kesetaraan dan keadilan dalam Islam. Pekerjaannya 
menegaskan kembali bahwa ajaran dan simbol-simbol keagamaan 
memiliki potensi untuk menjadi sumber pembebasan dan pemberdayaan, 
bukan pengekangan. Masa depan feminisme Islam, yang sebagian besar 
dibentuk oleh kontribusi Amina Wadud, terus memperluas batas-batas 
interpretasi religius dan mendorong komunitas Muslim untuk menerapkan 
prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan gender dalam semua aspek 
kehidupan mereka (Mukhetdinov, 2020).

A.6. Dalai Lama (Tenzin Gyatso) 

Merupakan figur sentral dalam mempromosikan nilai-nilai 
Buddhisme Tibet di panggung global, khususnya melalui penggunaan 
simbol-simbol yang kaya akan makna spiritual dan budaya. Penggunaannya 
tentang simbol-simbol seperti roda Dharma, yang mewakili ajaran Buddha, 
dan lotus, yang menandakan kemurnian dan pencerahan spiritual, tidak 
hanya mengkomunikasikan inti ajaran Buddhisme tetapi juga mengundang 
dialog dan pemahaman lintas budaya. Dalam konteks pengasingannya, 
Dalai Lama telah berhasil memposisikan Buddhisme Tibet tidak hanya 
sebagai sistem kepercayaan tetapi juga sebagai katalis untuk perdamaian 
dan rekonsiliasi global. Melalui ceramah, buku, dan partisipasi dalam 
forum internasional, Dalai Lama telah menggunakan simbol-simbol ini 
untuk menyampaikan pesan kasih sayang universal dan interkoneksi 
semua makhluk hidup, menunjukkan bagaimana tradisi spiritual dapat 
memberikan wawasan dan solusi bagi isu-isu global seperti konflik dan 
perubahan iklim (Menzel, 2001). 

Pengaruh Dalai Lama dalam dialog antaragama dan diplomasi 
budaya diperkuat oleh komitmennya terhadap konsep “Sekularisme 
Buddha”, yang menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral 
yang berlaku lintas agama dan kepercayaan. Melalui pendekatan ini, Dalai 
Lama telah mampu berbicara kepada audiens yang luas, melampaui batas 
tradisi keagamaan, dan memperkuat pengaruh simbol-simbol Buddhisme 
Tibet sebagai alat untuk pemahaman dan kerjasama lintas budaya. Ini 
terbukti dalam interaksinya dengan pemimpin dunia dan pemimpin agama 
lainnya, di mana ia secara konsisten menyoroti persamaan dasar antara 
semua tradisi keagamaan dalam mengejar kedamaian dan kebahagiaan. 
Pendekatannya yang inklusif dan universalis memperlihatkan potensi 
simbol-simbol keagamaan dalam memfasilitasi dialog dan membangun 
jembatan pemahaman antara berbagai komunitas dan budaya (Goleman, 
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2006).

Selain itu, Dalai Lama telah menggunakan simbol-simbol Buddhisme 
Tibet untuk mendukung upaya pelestarian dan revitalisasi budaya Tibet, 
yang menghadapi ancaman erosi akibat pengasingan dan penindasan politik. 
Dengan mempertahankan praktik dan simbol-simbol tradisional dalam 
konteks pengasingan, Dalai Lama tidak hanya mempertahankan identitas 
budaya Tibet tetapi juga menyoroti pentingnya keberagaman budaya 
dan spiritual dalam masyarakat global. Inisiatifnya dalam pendidikan, 
pelestarian bahasa, dan seni Tibet menunjukkan bagaimana simbol-simbol 
keagamaan dapat digunakan untuk menggalvanisasi dukungan untuk 
penyebab budaya, sekaligus menawarkan sumber inspirasi dan kekuatan 
bagi komunitas Tibet di seluruh dunia. Melalui upaya ini, Dalai Lama 
menegaskan ulang nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan perdamaian 
yang mendasari simbol-simbol Buddhisme Tibet, menawarkan pandangan 
yang berharga tentang bagaimana tradisi spiritual dapat berkontribusi pada 
dialog global dan pemahaman bersama (Lama, 2013).

A.7. Pope John Paul II 

Dengan visinya yang inklusif dan progresif, memainkan peran 
penting dalam menavigasi Gereja Katolik melalui tantangan modernitas, 
seraya mempertahankan esensi spiritual dan doktrinalnya. Melalui 
partisipasinya dalam Konsili Vatikan II dan inisiatif-inisiatif ekumenis 
yang berikutnya, ia tidak hanya berupaya memodernisasi praktik dan 
pemahaman Gereja tetapi juga membuka jalan bagi dialog yang lebih 
luas dengan berbagai tradisi keagamaan. Ini termasuk pertemuannya yang 
bersejarah dengan pemimpin agama lain, seperti pertemuan dengan Dalai 
Lama dan imam besar masjid di Roma, yang tidak hanya simbolis tetapi 
juga memperlihatkan komitmen nyata terhadap pembangunan jembatan 
pemahaman antaragama. Penggunaannya yang strategis dari media, 
termasuk televisi dan internet, untuk menjangkau jutaan umat Katolik dan 
non-Katolik di seluruh dunia, mengilustrasikan pemahamannya tentang 
kekuatan simbol-simbol keagamaan dalam era globalisasi dan bagaimana 
mereka dapat diarahkan untuk mempromosikan pesan kasih sayang dan 
perdamaian (Russell, 2019).

Pemahaman John Paul II tentang pentingnya perjalanan internasional 
sebagai sarana untuk diplomasi keagamaan dan budaya menandai titik 
penting dalam sejarah kepausan. Melalui kunjungan-kunjungannya ke 
lebih dari 100 negara, ia tidak hanya menegaskan kembali visi global 
Gereja Katolik tetapi juga menunjukkan bagaimana simbol-simbol 
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keagamaan Katolik, seperti salib dan rosario, dapat beresonansi di luar 
konteks keagamaan tradisional. Kunjungan-kunjungannya sering kali 
diisi dengan upacara dan ritual yang kaya akan simbolisme, dirancang 
untuk menyoroti tema-tema universal seperti perdamaian, keadilan, dan 
martabat manusia. Dalam konteks ini, simbol-simbol Katolik menjadi alat 
untuk mengkomunikasikan nilai-nilai universal, menunjukkan bagaimana 
keagamaan dan spiritualitas dapat menjadi kekuatan untuk kebaikan 
global, melampaui batas denominasi dan budaya.

Selanjutnya, inisiatif ekumenis John Paul II, termasuk upayanya 
untuk meminta maaf atas kesalahan sejarah Gereja dan mendukung hak-
hak agama minoritas, menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang 
kebutuhan untuk rekonsiliasi dan pemahaman lintas agama dalam dunia 
yang semakin terfragmentasi. Ini termasuk pengakuan kesalahan Gereja 
terhadap Yahudi selama Holocaust dan dialog dengan Islam serta agama-
agama Timur lainnya. Dengan menekankan kasih sayang dan pengampunan, 
ia menawarkan model baru kepemimpinan keagamaan yang berorientasi 
pada masa depan, di mana simbol-simbol keagamaan digunakan untuk 
membangun jembatan, bukan tembok. Upaya-upayanya menunjukkan 
bahwa dalam dunia yang sering kali ditandai oleh konflik keagamaan, 
simbol-simbol keagamaan, dengan interpretasi dan penggunaan yang 
tepat, dapat menjadi sarana yang kuat untuk dialog, pemahaman, dan 
perdamaian antaragama

A.8. Swami Vivekananda

Dengan kecerdasan dan kedalaman spiritualnya, berhasil menarik 
perhatian dunia pada Parlemen Agama Dunia di Chicago pada tahun 
1893, di mana dia mempresentasikan inti dari filosofi Vedanta dan Yoga 
dengan cara yang menggugah dan memperkaya. Pidato pembukaannya 
yang terkenal, diawali dengan sapaan “Saudara-saudara dan saudari-
saudariku dari Amerika,” langsung memecahkan batas-batas budaya dan 
agama, menandai momen penting dalam dialog antaragama. Melalui 
penjelasannya tentang konsep-konsep Hindu seperti Brahman (realitas 
ultimat) dan Atman (jiwa), Vivekananda tidak hanya mengklarifikasi 
banyak kesalahpahaman tentang Hinduisme tetapi juga menekankan 
universalitas dan toleransi agama. Pendekatannya yang inklusif dan penuh 
kasih mengilhami banyak pencari spiritual di Barat untuk menjelajahi 
ajaran Hindu lebih dalam, memperlihatkan bagaimana simbol-simbol dan 
praktik spiritual dapat menjadi jembatan antara berbagai tradisi keagamaan 
dan budaya (Nikhilananda, 1964).
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Vivekananda tidak hanya memperkenalkan ajaran Hindu kepada 
Barat tetapi juga mengkritik materialisme Barat dan menawarkan 
spiritualitas Timur sebagai alternatif. Melalui ceramah dan tulisannya, dia 
menantang persepsi Barat terhadap India sebagai tanah yang terbelakang 
dan mistis, menunjukkan kekayaan intelektual dan spiritual tradisi India. 
Dengan melakukan ini, Vivekananda memainkan peran penting dalam 
mengubah narasi kolonial dan mempromosikan pemahaman yang lebih 
seimbang dan saling menghormati antara Timur dan Barat. Upaya-
upayanya dalam meredefinisi simbol-simbol Hindu untuk audiens global 
tidak hanya memperkuat identitas nasional India tetapi juga memperkaya 
diskursus spiritual global, menunjukkan kekuatan dialog dan pertukaran 
budaya dalam menciptakan pemahaman yang lebih luas dan toleransi antar 
umat manusia (Numrich & Jackson, 1995).

Lebih jauh lagi, kontribusi Vivekananda terhadap pengenalan dan 
penyebaran Yoga di Barat telah memiliki dampak yang berkelanjutan 
hingga hari ini. Dia adalah salah satu tokoh pertama yang menawarkan 
Yoga bukan hanya sebagai serangkaian praktik fisik tetapi sebagai sistem 
filosofis yang komprehensif dengan potensi untuk transformasi pribadi 
dan spiritual. Melalui penerjemahan dan adaptasi simbol-simbol dan 
praktik Yoga untuk memenuhi pencarian spiritual modern, Vivekananda 
membuka jalan bagi penerimaan luas Yoga sebagai sarana untuk kesehatan, 
keseimbangan, dan pencerahan. Dalam prosesnya, dia menegaskan ulang 
nilai-nilai universal kasih sayang, kesetaraan, dan persatuan yang melekat 
dalam ajaran Hindu, memberikan model bagi harmoni antaragama dan 
keberagaman budaya yang tetap relevan hingga era modern (Sil, 1995).

A.9. Rachel Carson

Dengan karya monumentalnya “Silent Spring”, memainkan peran 
krusial dalam membawa isu lingkungan ke kesadaran publik, menggunakan 
bahasa yang kaya akan simbolisme alam untuk menyampaikan pesan 
mendalam tentang kerusakan ekologis yang disebabkan oleh penggunaan 
pestisida sintetis. Meskipun bukan tokoh keagamaan, Carson menggali 
kedalaman simbolis alam yang sering kali menemukan korespondensi 
dalam berbagai tradisi keagamaan, seperti pohon sebagai simbol kehidupan 
atau air sebagai sumber pembersihan dan pembaruan. Dengan demikian, dia 
tidak hanya menantang narasi dominan yang memprioritaskan kemajuan 
teknologi tanpa memperhatikan konsekuensinya terhadap dunia alam 
tetapi juga memperkaya diskursus lingkungan dengan dimensi spiritual. 
Karyanya mengajak pembaca untuk mengakui kekaguman dan rasa 
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hormat terhadap keajaiban alam, menginspirasi gerakan lingkungan untuk 
memandang perlindungan lingkungan bukan hanya sebagai kewajiban etis 
tetapi juga sebagai perwujudan dari nilai-nilai spiritual yang mendalam 
(Drury, 1963).

Dalam “Silent Spring”, Carson mengadopsi pendekatan naratif 
yang memanfaatkan simbolisme alam untuk mengkomunikasikan bahaya 
ekologis yang tidak terlihat namun sangat nyata. Dia memperkenalkan 
konsep “silent spring” sebagai metafora untuk musim semi tanpa 
suara burung, hasil dari penggunaan pestisida beracun. Metafora ini 
mengejutkan dan memprovokasi, membangkitkan bayangan apokaliptik 
yang mengundang pembaca untuk merefleksikan hubungan mereka dengan 
dunia alam dan dampak tindakan manusia terhadapnya. Penggunaan 
simbol-simbol ini mengundang meditasi tentang keterkaitan semua bentuk 
kehidupan dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Dengan demikian, 
Carson memperluas pemahaman tentang lingkungan tidak hanya sebagai 
sistem ekologis tetapi juga sebagai jaringan makna yang mendalam yang 
meresonansi dengan tema-tema spiritual tentang koneksi, kerusakan, dan 
harapan untuk pemulihan (DNN & Lear, 1998).

Pengaruh “Silent Spring” melampaui batas-batas literatur 
lingkungan, memicu pembentukan undang-undang dan kebijakan 
lingkungan yang signifikan serta menginspirasi pembentukan gerakan 
lingkungan modern. Melalui penulisan Carson, simbol-simbol alam 
bertransformasi menjadi lambang perjuangan untuk keadilan lingkungan, 
memperkuat gagasan bahwa kesejahteraan manusia tidak terpisahkan dari 
kesehatan planet. Karyanya tetap relevan, melayani sebagai pengingat 
konstan akan pentingnya mendengarkan “suara” alam dan menghargai 
hubungan intrinsik antara manusia dan lingkungan. Dengan demikian, 
Carson tidak hanya memberikan kontribusi yang tak ternilai pada literatur 
lingkungan tetapi juga memperkaya dialog antara ekologi dan spiritualitas, 
menawarkan perspektif yang mengundang introspeksi tentang tempat kita 
dalam tatanan alam (Phillips, 2001).

A.10. Desmond Tutu

Melalui pemahamannya yang mendalam tentang teologi dan 
komitmen terhadap keadilan sosial, berhasil menyatukan simbol-simbol 
keagamaan Kristen dengan perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan. 
Konsep “Ubuntu,” yang ia populerkan, mencerminkan nilai-nilai inti dari 
ajaran Kristen tentang kasih sayang, pengampunan, dan persaudaraan, 
sambil memberikan kerangka kerja untuk memahami kemanusiaan dalam 
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konteks yang lebih luas. Ubuntu, yang artinya “Saya adalah karena kita,” 
menyoroti pentingnya komunitas, saling ketergantungan, dan perhatian 
terhadap kesejahteraan bersama, prinsip-prinsip yang Tutu anggap 
fundamental dalam perjuangan melawan sistem apartheid yang memecah 
belah. Melalui penerapan prinsip ini, Tutu tidak hanya menantang struktur 
kekuasaan yang ada tetapi juga mengajak masyarakat Afrika Selatan dan 
internasional untuk mengakui dan menerapkan nilai-nilai universal yang 
dapat mendukung rekonsiliasi dan pemulihan (Keown, 2022).

Selama bertahun-tahun, Tutu menggunakan mimbar gereja dan 
forum publik untuk menyuarakan oposisi terhadap apartheid, sering 
kali merujuk pada simbol-simbol keagamaan seperti Salib sebagai 
pengingat pengorbanan dan harapan untuk kebangkitan. Dalam konteks 
perjuangannya, Salib tidak hanya simbol penderitaan tetapi juga 
kemenangan atas ketidakadilan, sebuah pesan yang resonan dengan banyak 
orang yang berjuang melawan penindasan. Tutu berhasil mengartikulasikan 
visi teologis yang inklusif dan berorientasi pada aksi, di mana simbol-
simbol keagamaan berfungsi sebagai alat untuk menginspirasi perubahan 
sosial dan politik. Melalui pidato dan tulisannya, ia menekankan bahwa 
perjuangan melawan apartheid adalah perjuangan moral dan spiritual, 
mengundang komunitas global untuk berdiri dalam solidaritas dengan 
mereka yang tertindas dengan memanfaatkan prinsip-prinsip dan simbol-
simbol keagamaan sebagai panduan (le Roux, 2021).

Dalam usahanya untuk mendamaikan dan menyembuhkan 
bangsa yang terluka pasca-apartheid, Desmond Tutu memimpin Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi, menggunakan prinsip-prinsip keagamaan 
untuk memfasilitasi proses pengakuan, pengampunan, dan pemulihan. 
Pendekatannya yang berpusat pada pengampunan dan rekonsiliasi, 
didukung oleh simbol-simbol keagamaan dan ajaran, menjadi model bagi 
proses serupa di seluruh dunia. Tutu menunjukkan bahwa kekuatan simbol-
simbol keagamaan dan nilai-nilai yang mereka wakili dapat menjadi katalis 
untuk transformasi sosial, menawarkan jalan menuju perdamaian dan 
keadilan yang berkelanjutan. Karya dan warisannya mengilhami generasi 
baru aktivis dan pemimpin untuk mengadopsi pendekatan yang berakar 
pada kasih sayang, keadilan, dan persatuan manusia dalam menghadapi 
ketidakadilan (Tutu, 1999).
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A. Gerakan Keagamaan dan Sosial

Gerakan agama dan sosial memainkan peran penting dalam 
mempengaruhi makna dan penggunaan simbol-simbol agama. Gerakan-
gerakan ini berkontribusi pada identifikasi dan komunikasi identitas agama 
melalui simbolisme simbol-simbol ini (Taufiqurrohim & Yunus, 2019). 
Studi tentang gerakan sosial dalam organisasi keagamaan yang ada dan 
konteks negara dari gerakan keagamaan menjelaskan dampak gerakan-
gerakan ini pada penggunaan dan interpretasi simbol-simbol agama 
(Wilcox & Fortelny, 2010, Amenta & Polletta, 2019). Selain itu, teori 
antropologi, sosiologis, dan psikologis menunjukkan bahwa simbol agama 
dapat mempengaruhi proses motivasi selama pelaksanaan tugas yang 
relevan dengan tujuan (Weisbuch-Remington et al., 2005)sociological, 
and psychological theories suggest that religious symbols should influence 
motivational processes during performance of goal-relevant tasks. In two 
experiments, positive and negative religious (Christian. Dampak budaya 
dari gerakan sosial, termasuk pergeseran opini publik dan penggambaran 
baru kelompok agama, juga berkontribusi pada makna yang berkembang 
dan penggunaan simbol-simbol agama (Burns & Kniss, 2013). Secara 
keseluruhan, gerakan agama dan sosial memainkan peran penting dalam 
membentuk signifikansi dan penerapan simbol-simbol agama dalam 
masyarakat.

B.1. Gerakan Reformasi Protestan

Yang dipelopori oleh Martin Luther pada abad ke-16, memainkan 
peran kritis dalam mengubah landskap keagamaan Eropa, dengan 
dampak yang mendalam terhadap interpretasi dan penerapan simbol-
simbol keagamaan dalam tradisi Kristen. Dengan menantang otoritas 
Gereja Katolik, Luther tidak hanya mempermasalahkan praktik penjualan 
indulgensi tetapi juga menekankan pentingnya Alkitab sebagai sumber 
utama ajaran keagamaan, mempromosikan terjemahannya ke dalam 
bahasa vernakular. Tindakan ini secara signifikan meningkatkan akses 
masyarakat umum terhadap teks-teks suci, memungkinkan individu untuk 
menafsirkan ajaran keagamaan secara mandiri tanpa perantaraan klerus. 
Dalam prosesnya, salib, sebagai simbol utama dalam Kekristenan, diubah 
maknanya dari objek devosi yang dikontrol oleh gereja menjadi simbol 
pembebasan dan pembaruan spiritual pribadi, mencerminkan transisi dari 
keagamaan yang didikte oleh institusi ke pengalaman keagamaan yang 
lebih pribadi dan langsung (Marius, 2021).



75

Penggunaan Alkitab dalam bahasa vernakular oleh Luther dan 
reformator lainnya berakar pada keyakinan bahwa setiap orang Kristen 
harus dapat membaca dan memahami teks suci secara independen, 
sebuah konsep yang secara radikal mengubah hubungan antara umat 
beriman dengan kata-kata dan simbol-simbol keagamaan. Ini tidak 
hanya memperkuat posisi salib sebagai simbol krusial dalam kehidupan 
keagamaan individu tetapi juga memperkenalkan praktik baru dalam 
penyembahan yang lebih menekankan pada khotbah dan interpretasi 
Alkitab daripada ritus dan sakramen yang kompleks. Reformasi tersebut, 
dengan demikian, memfasilitasi munculnya variasi baru dalam ekspresi 
keagamaan, di mana simbol-simbol seperti salib menjadi sarana bagi 
individu untuk menghubungkan diri secara langsung dengan pesan-pesan 
spiritual Alkitab, tanpa perantaraan hierarki gerejawi yang ketat.

Dampak Reformasi Protestan terhadap simbolisme keagamaan 
melampaui salib dan Alkitab, mempengaruhi berbagai aspek praktik 
keagamaan dan seni sakral. Dengan menolak penggunaan gambar dan 
patung dalam ibadah sebagai bentuk penyembahan berhala, Reformasi 
mendorong perkembangan bentuk seni yang lebih berfokus pada kata-kata, 
seperti himne dan musik gerejawi, yang memperkaya pengalaman spiritual 
melalui simbol-simbol auditif daripada visual. Reformasi juga membawa 
ke dalam pusat perhatian simbol-simbol keagamaan yang mendorong 
refleksi pribadi dan pengembangan moral, seperti penerjemahan Alkitab 
Luther yang menjadi simbol aksesibilitas dan demokratisasi pengetahuan 
keagamaan. Melalui perubahan-perubahan ini, Reformasi Protestan secara 
fundamental mengubah cara simbol-simbol keagamaan dipahami dan 
digunakan dalam tradisi Kristen, menekankan pentingnya interpretasi 
pribadi, akses langsung ke teks suci, dan pengalaman keagamaan yang 
autentik (Tkachenko, 2017).

B.2. Gerakan Bhakti di India

Yang mencapai puncaknya antara abad ke-14 dan ke-17, merupakan 
fase transformatif dalam sejarah spiritualitas India, menandai pergeseran 
dari praktik keagamaan yang berpusat pada ritus dan upacara menuju 
ekspresi devosi yang lebih intim dan pribadi. Tokoh-tokoh Bhakti seperti 
Kabir, Mirabai, dan Tulsidas, menggunakan bhajans untuk menyampaikan 
pesan kesetaraan spiritual dan penolakan terhadap sistem kasta yang 
kaku. Melalui lagu-lagu devosional ini, yang sering kali menyertakan 
simbol-simbol keagamaan sederhana namun kuat, gerakan Bhakti 
berhasil menjangkau dan menyatukan berbagai lapisan masyarakat, 
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mempromosikan gagasan bahwa akses kepada yang ilahi tidak dibatasi 
oleh status sosial atau kekayaan. Ini menunjukkan bagaimana simbol-
simbol keagamaan, seperti nama Tuhan atau gambaran kehidupan suci, 
dapat diadaptasi untuk memperkuat prinsip-prinsip keadilan sosial dan 
inklusivitas (“Songs of the Saints of India,” 1989).

Selanjutnya, gerakan Bhakti tidak hanya mereformasi praktik 
keagamaan tetapi juga meredefinisi simbol-simbol keagamaan dalam 
konteks budaya India. Misalnya, penggunaan bahasa lokal dalam bhajans 
dan sastra devosional memperluas jangkauan spiritualitas Bhakti, 
membuatnya lebih dapat diakses oleh rakyat jelata, berbeda dengan teks-
teks Sanskerta yang eksklusif dan sulit diakses oleh masyarakat umum. 
Dalam hal ini, bahasa sendiri menjadi simbol demokratisasi pengetahuan 
spiritual, menggarisbawahi nilai-nilai egalitarianisme yang mendasari 
gerakan Bhakti. Dengan mengangkat isu-isu sosial dan keagamaan 
melalui media yang dapat dipahami dan diapresiasi oleh banyak orang, 
gerakan Bhakti memperkuat gagasan bahwa pengalaman spiritual adalah 
hak universal, tidak terbatas pada elit keagamaan atau sosial (Gaeffke & 
Lorenzen, 1998).

Dampak gerakan Bhakti terhadap masyarakat India bersifat 
multidimensional, mencakup aspek keagamaan, sosial, dan budaya. 
Melalui reinterpretasi simbol-simbol keagamaan dan penekanan pada 
devosi pribadi, gerakan Bhakti menginspirasi sebuah tradisi spiritual 
yang berkelanjutan, yang nilai-nilainya tetap relevan hingga hari ini. 
Keberhasilan gerakan ini dalam menantang struktur sosial yang ada 
dan mempromosikan kesetaraan dan universalitas dalam pengalaman 
keagamaan menunjukkan kekuatan simbol-simbol keagamaan sebagai 
alat untuk transformasi sosial. Ini menggarisbawahi potensi gerakan 
keagamaan dan sosial untuk mempengaruhi makna dan penggunaan 
simbol keagamaan dalam masyarakat, mengarah pada pemahaman yang 
lebih inklusif dan egaliter tentang spiritualitas.

B.3. Feminisme Islam

Sebagai gerakan yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir, 
telah menantang narasi tradisional dan interpretasi patriarki dari teks suci 
dan hukum syariah dalam Islam. Ini mengakui dan memperjuangkan hak-
hak perempuan dalam konteks agama yang sering kali ditafsirkan melalui 
lensa dominasi maskulin. Para akademisi dan aktivis feminis Islam, seperti 
Amina Wadud dan Asma Barlas, telah berupaya untuk membaca kembali 
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Qur’an dengan perspektif yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan 
gender, menunjukkan bahwa teks-teks suci Islam, ketika ditafsirkan 
dengan konteks yang tepat, mendukung prinsip-prinsip kesetaraan antara 
laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, simbol-simbol seperti hijab, 
yang secara tradisional dianggap sebagai tanda kesopanan dan identitas 
Muslim, telah diperdebatkan secara intensif. Bagi beberapa orang, hijab 
dilihat sebagai simbol penindasan, sedangkan bagi yang lain, itu merupakan 
ekspresi kebebasan agama, pilihan pribadi, dan identitas (Webb & Wadud, 
2000).

Debat tentang hijab dan simbol-simbol lain dalam Islam tidak 
hanya berkaitan dengan pakaian tetapi juga dengan peran dan kedudukan 
perempuan dalam masyarakat Islam. Feminisme Islam mendorong 
reinterpretasi hukum dan praktik keagamaan dengan cara yang 
mempromosikan partisipasi aktif perempuan dalam semua aspek kehidupan 
sosial dan keagamaan. Misalnya, gerakan untuk hak perempuan untuk 
memimpin shalat dan memberikan khutbah telah menantang pandangan 
tradisional tentang peran gender dalam ibadah. Kegiatan semacam ini 
menunjukkan bagaimana simbol-simbol keagamaan dan praktik-praktik 
bisa direinterpretasi dan diadaptasi untuk mencerminkan prinsip-prinsip 
kesetaraan dan keadilan, sejalan dengan nilai-nilai inti Islam tentang 
kesamaan di hadapan Allah (Barlas, 2003).

Feminisme Islam juga memainkan peran penting dalam dialog 
sosial dan keagamaan yang lebih luas, menyoroti bagaimana budaya dan 
tradisi patriarki mempengaruhi interpretasi agama dan praktik kehidupan. 
Melalui pendidikan, advokasi, dan dialog, feminisme Islam menantang 
stereotip dan prasangka, mengusulkan model baru bagi komunitas Muslim 
yang menghargai kontribusi perempuan dan mengakui hak-hak mereka 
sebagai individu yang setara. Dalam prosesnya, gerakan ini tidak hanya 
memperkaya pemahaman tentang Islam tetapi juga berkontribusi pada 
perjuangan global untuk hak-hak perempuan, memperlihatkan bagaimana 
agama dapat menjadi sumber inspirasi untuk perubahan sosial dan 
pemberdayaan (L. Ahmed & Ali, 2021).

B.4 Teologi Pembebasan 

Di Amerika Latin muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan 
ekonomi dan politik yang parah, menggabungkan prinsip-prinsip teologi 
Katolik dengan analisis sosial yang tajam. Gerakan ini, yang mendapatkan 
momentum pada 1960-an dan 1970-an, diilhami oleh karya tokoh-
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tokoh seperti Gustavo Gutiérrez, yang menulis secara ekstensif tentang 
bagaimana iman Kristen harus berkomitmen untuk memperjuangkan 
keadilan bagi yang miskin dan tertindas. “Preferential option for the 
poor,” sebuah prinsip utama dalam Teologi Pembebasan, bukan hanya 
simbol retoris tetapi juga mandat praktis untuk aksi sosial dan politik. Ini 
menandai pergeseran dalam pemahaman tentang peran Gereja dan umat 
beriman, dari pasif menjadi partisipatif aktif dalam perjuangan sosial, 
mengidentifikasi solidaritas dengan yang miskin sebagai ekspresi otentik 
dari kasih Kristiani.

Dalam konteks Amerika Latin, di mana kesenjangan sosial dan 
ekonomi sering kali diperparah oleh politik otoriter, Teologi Pembebasan 
menawarkan kerangka kerja untuk membaca kembali Injil sebagai 
dokumen revolusioner yang menyerukan perubahan sosial. Simbol-simbol 
keagamaan seperti roti dan anggur dalam Ekaristi diinterpretasikan ulang 
untuk menekankan pembagian dan kebersamaan, bukan hanya dalam 
konteks spiritual tetapi juga dalam konteks material dan sosial. Dengan 
demikian, Teologi Pembebasan mengajak umat beriman untuk memahami 
tindakan makan bersama sebagai komitmen terhadap keadilan sosial dan 
pemenuhan kebutuhan dasar semua orang, merefleksikan perhatian Yesus 
terhadap yang miskin dan terpinggirkan.

Teologi Pembebasan juga menantang struktur kekuasaan dalam 
Gereja dan masyarakat, mendorong komunitas agama untuk mendukung 
hak-hak rakyat dan mendesak perubahan struktural yang mengarah pada 
lebih banyak kesetaraan dan demokrasi. Dengan menggunakan analisis 
sosial dan ekonomi, gerakan ini menyoroti bagaimana pemahaman dan 
interpretasi teologis dapat dan harus merespons konteks sosial-politik 
yang spesifik. Karya-karya seperti “A Theology of Liberation” oleh 
Gustavo Gutiérrez, “On the Side of the Poor: The Theology of Liberation” 
oleh Leonardo dan Clodovis Boff, dan “Pedagogy of the Oppressed” 
oleh Paulo Freire, walaupun bukan teks religius per se, menjadi rujukan 
penting yang memperlihatkan bagaimana iman dan teologi dapat menjadi 
sumber inspirasi dan panduan untuk aksi sosial dan perubahan politik, 
menunjukkan kekuatan simbol-simbol keagamaan dalam mendorong 
refleksi dan tindakan terhadap ketidakadilan (Freire, 2020).

B.5 Gerakan New Age

Yang mendapatkan popularitas pada akhir abad ke-20, mencerminkan 
keinginan kolektif untuk spiritualitas yang lebih inklusif dan personal, 
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yang melampaui batasan dogma dan institusi keagamaan tradisional. 
Dalam usahanya untuk menciptakan spiritualitas sincretic, gerakan ini 
mengadopsi dan menginterpretasi ulang simbol-simbol dari berbagai 
tradisi keagamaan, memberi mereka konteks baru yang sering kali lebih 
berfokus pada pencarian individu daripada pada tradisi atau dogma. Kristal, 
misalnya, dihargai tidak hanya karena keindahan alami mereka tetapi juga 
karena diyakini memiliki properti penyembuhan dan energi positif, sebuah 
konsep yang meskipun memiliki akar dalam beberapa tradisi keagamaan, 
dalam konteks New Age sering kali dipisahkan dari asal-usul keagamaan 
spesifik tersebut. Mandala dan chakras, yang berasal dari tradisi Hindu 
dan Buddha, juga telah diintegrasikan ke dalam praktik New Age sebagai 
alat untuk meditasi, keseimbangan, dan pencerahan, sering kali dengan 
interpretasi yang luas yang menyesuaikan dengan pandangan dunia New 
Age (McCalla & Hanegraaff, 1997).

Penggunaan simbol-simbol seperti kristal, mandala, dan chakras 
dalam gerakan New Age menunjukkan sebuah pergeseran dari pemahaman 
mereka sebagai elemen eksklusif dari ritual dan teologi ke peran yang 
lebih universal sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi dan eksplorasi 
spiritual. Ini menandai perluasan makna dan fungsi simbol-simbol tersebut, 
dari objek suci dalam konteks keagamaan tertentu menjadi bagian dari 
leksikon spiritual yang lebih luas yang dapat diakses oleh individu dari 
latar belakang yang beragam. Dengan demikian, gerakan New Age telah 
memperkaya dialog spiritual kontemporer dengan menawarkan cara baru 
untuk berinteraksi dengan simbol-simbol kuno, mengundang individu 
untuk menemukan makna dan kekuatan spiritual dalam kehidupan mereka 
sendiri, sering kali melalui praktik yang menekankan pengalaman langsung 
daripada ajaran otoritatif.

Namun, pengadopsian dan reinterpretasi simbol-simbol keagamaan 
oleh gerakan New Age juga menimbulkan pertanyaan tentang apropiasi 
budaya dan kesesuaian mengambil simbol-simbol dari konteks asli mereka 
untuk digunakan dalam praktik yang sangat berbeda. Sementara beberapa 
individu melihat ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan 
terhadap kebijaksanaan spiritual global, yang lain mengkritik praktik 
tersebut karena menghilangkan simbol-simbol dari konteks sejarah dan 
budaya mereka, berpotensi mereduksi makna spiritual mendalam mereka 
menjadi elemen dekoratif atau komoditas. Debat ini menyoroti tantangan 
yang melekat dalam menciptakan spiritualitas sincretic dalam dunia global, 
di mana pertukaran budaya dapat memperkaya pemahaman spiritual tetapi 
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juga memerlukan pendekatan yang sensitif dan menghormati tradisi asal 
simbol-simbol tersebut (Wright & Heelas, 1999).

5. Teknologi, Seni, dan Media

A. Peran Teknologi

Era digital, khususnya melalui kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi seperti internet, telah menyajikan sebuah revolusi dalam cara 
simbol-simbol keagamaan diproduksi, dipahami, dan disebarkan. Dengan 
kehadiran media sosial, situs web keagamaan, dan forum online, akses 
terhadap simbol-simbol keagamaan dan konten terkait menjadi tidak 
terbatas, memungkinkan individu dari berbagai belahan dunia untuk 
berbagi dan mengalami tradisi keagamaan yang beragam. Ini tidak hanya 
memperluas jangkauan simbol-simbol tersebut tetapi juga memfasilitasi 
dialog antarbudaya yang mendalam, memungkinkan pengguna internet 
untuk menjelajahi dan memahami praktik dan kepercayaan yang berbeda. 
Teknologi digital, dengan demikian, telah menjadi alat yang kuat dalam 
mempromosikan pengertian dan toleransi antaragama, memperkaya 
pengalaman keagamaan dengan perspektif dan interpretasi baru yang 
mungkin tidak tersedia dalam lingkungan fisik.

Selanjutnya, reproduksi digital simbol-simbol keagamaan melalui 
fotografi, video, dan media interaktif lainnya memungkinkan representasi 
yang lebih dinamis dan imersif. Ini mengubah pengalaman keagamaan, 
memungkinkan praktik devosional dan meditasi untuk dilakukan dalam 
ruang virtual yang dapat dirancang untuk meniru tempat suci atau 
lingkungan sakral. Misalnya, aplikasi meditasi yang menggunakan 
mandala atau suara yang berkaitan dengan praktik keagamaan tertentu 
memungkinkan pengguna untuk mengalami dimensi spiritualitas yang 
lebih dalam, bahkan dalam kesendirian ruang pribadi mereka. Teknologi 
ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas ke simbol-simbol keagamaan 
tetapi juga memungkinkan eksplorasi pribadi dan interpretasi spiritual 
yang unik, menggambarkan bagaimana batas antara sakral dan profan 
menjadi semakin kabur dalam konteks digital.

Di sisi lain, penyebaran luas simbol-simbol keagamaan melalui 
internet juga menimbulkan tantangan, termasuk risiko dekontekstualisasi 
dan komersialisasi. Ketika simbol-simbol keagamaan dipisahkan dari 
konteks asli dan tradisi mereka, makna dan nilai sakral mereka dapat 
direduksi atau disalahartikan. Selain itu, reproduksi dan distribusi massal 
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simbol-simbol ini dalam bentuk barang dagangan atau konten digital yang 
mudah diakses dapat menurunkan keunikan dan kekudusan mereka. Oleh 
karena itu, sementara era digital menawarkan peluang baru untuk interaksi 
dan pemahaman keagamaan, ia juga memerlukan pendekatan yang 
bijaksana dan sensitif terhadap pemeliharaan integritas dan kedalaman 
simbol-simbol keagamaan.

Perkembangan teknologi cetak pada abad ke-15 dan ke-16, terutama 
melalui penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg, merupakan 
titik balik dalam sejarah keagamaan dan intelektual Eropa yang 
memungkinkan Reformasi Protestan mencapai dampak yang signifikan. 
Dengan kemampuan untuk menghasilkan salinan teks secara massal dan 
efisien, mesin cetak memecah monopoli Gereja Katolik atas produksi 
dan distribusi teks suci. Pencetakan Alkitab dalam bahasa vernakular 
merupakan langkah revolusioner yang memungkinkan aksesibilitas 
yang lebih luas ke teks-teks keagamaan, memfasilitasi penyebaran ide-
ide Martin Luther dan reformator lainnya. Ini tidak hanya memperluas 
jangkauan pesan Reformasi tetapi juga mendorong lahirnya interpretasi 
dan diskusi keagamaan baru di antara umat beriman, yang sebelumnya 
bergantung pada klerus untuk penafsiran doktrin (“The Printing Press as 
an Agent of Change,” 1980).

Pengaruh teknologi cetak terhadap Reformasi tidak hanya terbatas 
pada penyebaran teks-teks keagamaan tetapi juga termasuk reproduksi 
simbol-simbol keagamaan yang mendukung pesan Reformasi. Traktat, 
pamflet, dan ilustrasi yang dicetak berfungsi sebagai sarana komunikasi 
efektif yang menantang otoritas Gereja dan menyebarluaskan prinsip-
prinsip Protestan. Kemampuan untuk mencetak materi dalam jumlah 
besar dan menyebarkannya secara luas memperkuat gerakan Reformasi, 
membangun basis dukungan di kalangan awam dan memperkenalkan 
praktik keagamaan baru. Dengan demikian, teknologi cetak tidak hanya 
mempercepat penyebaran informasi tetapi juga memperkuat identitas 
komunal di antara pengikut Reformasi, mengkonsolidasikan perpecahan 
dari Gereja Katolik dan memfasilitasi pembentukan denominasi Protestan 
yang beragam (Saenger et al., 1994).

Selanjutnya, dampak jangka panjang teknologi cetak pada Reformasi 
dan evolusi simbol-simbol keagamaan terlihat dalam cara komunitas 
keagamaan berinteraksi dengan teks-teks suci dan praktik keagamaan 
mereka. Aksesibilitas Alkitab dan teks-teks keagamaan lainnya dalam 
bahasa vernakular memungkinkan individu untuk terlibat secara langsung 
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dengan ajaran keagamaan, mengurangi ketergantungan pada interpretasi 
institusional dan mendorong perkembangan spiritualitas pribadi. Ini 
memicu perubahan dalam dinamika kekuasaan antara gereja dan umat 
beriman, memberikan dasar bagi demokratisasi pengetahuan keagamaan 
dan pluralisme teologis yang menjadi ciri khas tradisi Protestan. Dengan 
demikian, teknologi cetak tidak hanya berperan dalam konflik keagamaan 
abad ke-16 tetapi juga meletakkan dasar bagi evolusi lanjutan simbol-
simbol keagamaan dan praktik keagamaan dalam masyarakat modern 
(Maschke, 2019).

Perkembangan teknologi fotografi dan video digital telah secara 
signifikan mempengaruhi cara simbol-simbol keagamaan direpresentasikan 
dan diinterpretasikan dalam masyarakat kontemporer. Media visual ini 
memungkinkan reproduksi simbol-simbol keagamaan dengan detail 
yang lebih besar dan dalam format yang lebih mudah diakses oleh 
audiens yang lebih luas, memperluas batasan ekspresi keagamaan yang 
tradisional. Dengan memanfaatkan kemampuan unik media visual untuk 
menangkap dan menyampaikan nuansa kompleks dari ritual keagamaan 
dan simbolisme, praktisi dan penganut dapat berbagi pengalaman 
keagamaan mereka dengan cara yang lebih langsung dan pribadi. Ini 
tidak hanya memperkaya pengalaman keagamaan individu tetapi juga 
memperkenalkan dimensi baru dalam praktik devosional, memungkinkan 
penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam konteks yang lebih luas dan 
sering kali lebih pribadi daripada yang diizinkan oleh media cetak atau 
orasi (Campbell, 2012).

Selanjutnya, media visual sering kali menyajikan interpretasi dan 
perspektif alternatif terhadap simbol-simbol keagamaan yang mungkin 
berbeda dari narasi tradisional. Fotografi dan video digital dapat 
menangkap dan menyoroti aspek-aspek tertentu dari praktik keagamaan 
atau simbol-simbol yang mungkin diabaikan atau diinterpretasikan secara 
berbeda dalam konteks lain. Misalnya, dokumentasi visual dari upacara 
keagamaan di berbagai budaya dapat mengungkapkan keunikan dan 
kesamaan dalam praktik keagamaan, menantang batasan interpretasi yang 
ketat dan mendorong dialog antaragama. Kemampuan untuk menggali 
dan mengeksplorasi simbol-simbol keagamaan melalui lensa kamera 
memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam dan lebih kompleks tentang 
makna dan aplikasi simbol-simbol ini dalam konteks kehidupan nyata 
(Morgan, 2005).
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Di era digital, penggunaan media visual dalam konteks keagamaan 
juga menimbulkan pertanyaan tentang keaslian dan komersialisasi simbol-
simbol keagamaan. Sementara fotografi dan video memperluas jangkauan 
dan aksesibilitas simbol-simbol ini, mereka juga dapat menyebabkan 
dekontekstualisasi dan penggunaan komersial yang tidak pantas dari 
simbol-simbol yang dianggap sakral. Ini menuntut keseimbangan yang hati-
hati antara memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan pemahaman 
dan apresiasi terhadap simbol-simbol keagamaan dan menjaga integritas 
dan makna asli mereka. Oleh karena itu, penggunaan media visual dalam 
representasi simbol-simbol keagamaan membutuhkan pendekatan yang 
bijaksana dan reflektif untuk memastikan bahwa mereka tetap menjadi 
sumber inspirasi spiritual dan bukan objek eksploitasi komersial (Conroy, 
2012).

Munculnya aplikasi mobile khusus keagamaan telah merevolusi 
cara individu mengakses dan berinteraksi dengan tradisi keagamaan 
mereka, memperkenalkan dimensi baru dalam praktik keagamaan yang 
lebih fleksibel dan personal. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur yang 
dirancang untuk memenuhi kebutuhan spiritual penggunanya, mulai dari 
teks-teks suci yang dapat diunduh, kalender liturgi, panduan doa harian, 
hingga meditasi dan bimbingan etika. Dengan memungkinkan umat 
beriman untuk menjalankan praktik keagamaan mereka secara personal 
di mana pun mereka berada, aplikasi mobile telah memperkuat hubungan 
pribadi dengan simbol-simbol keagamaan, menjadikannya lebih terintegrasi 
dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan potensi teknologi 
untuk memfasilitasi pengalaman keagamaan yang lebih mendalam dan 
bermakna, dengan menghadirkan praktik dan simbol keagamaan dalam 
konteks yang relevan bagi era digital (Campbell, 2012).

Selain itu, aplikasi mobile keagamaan membantu menjembatani 
kesenjangan geografis dan sosial, memungkinkan komunitas keagamaan 
yang tersebar untuk tetap terhubung dan berpartisipasi dalam praktik 
keagamaan bersama. Misalnya, aplikasi yang menyiarkan ibadah langsung 
atau kegiatan keagamaan memungkinkan individu yang tidak dapat hadir 
secara fisik untuk tetap merasa menjadi bagian dari komunitas mereka. 
Ini sangat berharga bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau 
bagi mereka yang mobilitasnya terbatas. Dengan demikian, aplikasi 
mobile tidak hanya memperkuat hubungan individu dengan simbol-
simbol keagamaan tetapi juga memperkuat ikatan komunal, menunjukkan 
bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung solidaritas dan 
kebersamaan dalam praktik keagamaan (Cheong et al., 2012).
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Penggunaan aplikasi mobile dalam praktik keagamaan juga 
menimbulkan pertanyaan tentang autentisitas dan transformasi simbol-
simbol keagamaan dalam era digital. Sementara beberapa mungkin 
berargumen bahwa pengalaman keagamaan yang dimediasi teknologi 
kurang autentik dibandingkan dengan praktik tradisional, yang lain 
melihatnya sebagai adaptasi alami dari agama ke dalam konteks sosial dan 
teknologi yang berubah. Yang penting, aplikasi mobile memungkinkan 
individu untuk mengeksplorasi dan menyesuaikan praktik keagamaan 
mereka dengan cara yang sesuai dengan kehidupan modern mereka, 
menunjukkan bagaimana simbol-simbol keagamaan dapat tetap relevan 
dan berdaya guna dalam masyarakat yang terus berkembang (“Media 
Relig. Auth.,” 2020).

Teknologi realitas virtual (VR) dan realitas teraugmentasi (AR) 
telah membuka jalan bagi inovasi dalam praktik keagamaan, dengan 
potensi untuk mendefinisikan ulang cara individu berinteraksi dengan 
simbol-simbol keagamaan dan menjalankan praktik ibadah. Melalui 
penciptaan ruang sakral virtual, teknologi ini memungkinkan pengguna 
untuk merasakan kehadiran fisik di tempat-tempat suci atau berpartisipasi 
dalam ritual keagamaan tanpa harus berada di lokasi tersebut secara fisik. 
Dengan demikian, VR dan AR menawarkan pengalaman spiritual yang 
mendalam dan penuh imersi, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi 
kompleksitas simbol-simbol keagamaan dan konteks historisnya dalam 
pengaturan yang sangat visual dan interaktif. Pengalaman ini tidak 
hanya meningkatkan pemahaman tentang tradisi keagamaan tetapi juga 
memperkuat koneksi emosional dan spiritual dengan praktik tersebut, 
menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperluas batasan pengalaman 
keagamaan.

Selanjutnya, penggunaan VR dan AR dalam konteks keagamaan 
juga memiliki potensi untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas. 
Bagi individu yang tidak dapat melakukan perjalanan ke tempat suci 
karena batasan fisik, ekonomi, atau sosial, teknologi ini menyediakan 
alternatif yang memungkinkan mereka untuk mengalami ziarah virtual 
atau berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan komunal dari kenyamanan 
rumah mereka. Ini membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk 
terlibat dalam aspek-aspek keagamaan yang mungkin sebelumnya terbatas 
oleh hambatan geografis atau fisik, menghilangkan sebagian batasan yang 
menghalangi partisipasi penuh dalam komunitas keagamaan. Dengan 
demikian, VR dan AR tidak hanya memperkaya pengalaman keagamaan 
individu tetapi juga memperkuat ikatan komunal dengan memfasilitasi 
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pengalaman bersama yang dapat diakses oleh anggota komunitas dari 
berbagai latar belakang (Turner, 2013).

Namun, penggunaan teknologi VR dan AR dalam praktik 
keagamaan juga menimbulkan pertanyaan tentang autentisitas dan 
interpretasi simbol-simbol keagamaan. Sementara penciptaan ruang sakral 
virtual dapat menawarkan pengalaman yang kaya dan imersif, penting 
untuk mempertimbangkan bagaimana teknologi ini dapat mempengaruhi 
pemahaman dan penghargaan terhadap konteks tradisional dan makna 
simbol-simbol keagamaan. Pengembang dan praktisi harus berusaha untuk 
memastikan bahwa penggunaan teknologi ini melengkapi dan memperkaya 
tradisi keagamaan daripada menggantikannya, mempertahankan integritas 
dan kedalaman pengalaman spiritual. Dengan pendekatan yang hati-hati 
dan reflektif, VR dan AR dapat diintegrasikan ke dalam praktik keagamaan 
dengan cara yang meningkatkan pemahaman dan partisipasi, membuka 
jalan bagi eksplorasi spiritual yang baru dan inklusif.

B. Simbol dalam Seni dan Arsitektur

Simbol-simbol keagamaan dalam seni dan arsitektur memainkan 
peran penting dalam mengkomunikasikan dan mempertahankan ajaran 
serta nilai-nilai spiritual dari berbagai tradisi keagamaan. Dalam seni 
Kristen, misalnya, lukisan dinding gereja dan fresko tidak hanya 
berfungsi sebagai dekorasi tetapi juga sebagai media pendidikan spiritual, 
menggambarkan adegan-adegan Alkitabiah dengan simbolisme yang kaya 
untuk mendidik dan menginspirasi umat beriman. Penggunaan warna, 
cahaya, dan komposisi dalam karya-karya ini sering kali dimaksudkan untuk 
menciptakan pengalaman yang mengangkat secara spiritual, mengundang 
refleksi dan kontemplasi. Seni Islam, dengan penekanannya pada kaligrafi 
dan motif geometris, menawarkan contoh lain tentang bagaimana estetika 
dan simbolisme digunakan untuk mengungkapkan keagungan ilahi. Dalam 
kedua tradisi ini, seni bukan hanya ekspresi keindahan tetapi juga sarana 
komunikasi spiritual yang mendalam, mencerminkan dan memperkuat 
doktrin dan praktik keagamaan.

Arsitektur keagamaan, dari gereja-gereja Gotik hingga masjid-
masjid dengan kubahnya yang megah, juga menggunakan simbol-simbol 
keagamaan untuk menciptakan ruang yang suci dan menginspirasi. Struktur 
dan elemen desain dari bangunan-bangunan ini sering kali mengandung 
makna simbolis, dirancang untuk mencerminkan keyakinan teologis 
dan menyediakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah dan meditasi. 
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Misalnya, ketinggian menara gereja Gotik dan cahaya yang menyaring 
melalui jendela kaca patri bertujuan untuk mengarahkan pandangan dan 
pikiran ke atas, menuju ilahi, sedangkan orientasi dan tata letak masjid 
dirancang untuk memfasilitasi persembahan doa bersama yang terarah ke 
Ka’bah. Dengan demikian, baik seni maupun arsitektur keagamaan tidak 
hanya merefleksikan tetapi juga membentuk pengalaman keagamaan, 
menghubungkan yang manusiawi dengan yang ilahi melalui simbolisme 
visual yang menarik dan mengundang partisipasi spiritual.

Referensi untuk analisis mendalam tentang topik ini dapat mencakup 
karya-karya seperti “The Sacred and the Profane: The Nature of Religion” 
oleh Mircea Eliade (1959) yang mengeksplorasi bagaimana ruang sakral 
dibedakan dari ruang profan; “The Art and Architecture of Islam: 1250-
1800” oleh Sheila S. Blair dan Jonathan M. Bloom (Goodwin, 1996) 
yang memberikan wawasan tentang penggunaan simbol-simbol dalam 
seni dan arsitektur Islam; serta “The Gothic Cathedral: Origins of Gothic 
Architecture and the Medieval Concept of Order” oleh Otto von Simson 
(Wilmeth & von Simson, 1959), yang menganalisis simbolisme dalam 
arsitektur gereja Gotik. Karya-karya ini menawarkan perspektif yang kaya 
tentang bagaimana simbol-simbol keagamaan dalam seni dan arsitektur 
berfungsi sebagai media untuk ekspresi spiritual dan komunikasi doktrinal.

Dalam arsitektur keagamaan, setiap elemen desain dan struktur 
bangunan diimbui dengan lapisan simbolisme yang mendalam, bertujuan 
untuk mengkomunikasikan kosmologi dan doktrin teologis dari tradisi 
yang diwakilinya. Desain stupa Buddha, sebagai contoh, dengan bentuk 
melingkar dan struktur yang terpusat, secara simbolis merepresentasikan 
alam semesta menurut kosmologi Buddha, dengan puncak stupa 
melambangkan pencerahan atau Nirvana. Bentuk stupa ini dirancang 
untuk memandu pengunjung melalui jalur meditasi yang mengelilingi 
struktur, mendorong refleksi dan perenungan spiritual yang mengarah pada 
pemahaman yang lebih dalam tentang Dharma. Serupa dalam tujuannya, 
struktur piramidal Mesoamerika, seperti yang ditemukan dalam peradaban 
Maya dan Aztek, menampilkan desain yang mencolok dan mengesankan 
yang berfungsi lebih dari sekedar keindahan arsitektural; mereka adalah 
manifestasi fisik dari hubungan antara manusia, alam semesta, dan dunia 
ilahi. Piramida-piramida tersebut, sering kali menjadi pusat upacara 
keagamaan dan pengorbanan, diciptakan untuk memfasilitasi komunikasi 
dengan dewa-dewa dan menandai titik pertemuan antara bumi dan langit, 
menegaskan kembali peran mereka sebagai pusat spiritual dan politik 
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dalam masyarakat mereka.

Penerapan simbolisme dalam arsitektur keagamaan bukan hanya 
tentang estetika; ini merupakan ekspresi fisik dari kepercayaan dan nilai-
nilai spiritual yang mendalam, yang dirancang untuk mempengaruhi 
dan meningkatkan pengalaman spiritual pengunjung. Dalam banyak 
tradisi, bangunan keagamaan dianggap sebagai mikrokosmos dari alam 
semesta, dengan arsitekturnya yang mengatur ulang konsep waktu, 
ruang, dan sakralitas. Melalui penggunaan simbolisme yang kaya ini, 
arsitektur keagamaan berfungsi sebagai teks visual yang dapat ‘dibaca’ 
dan diinterpretasikan oleh mereka yang memasukinya, menawarkan 
wawasan ke dalam pemahaman esoteris dan doktrinal yang sering kali sulit 
dijelaskan melalui kata-kata saja. Oleh karena itu, studi tentang struktur 
dan desain bangunan keagamaan tidak hanya mengungkap keindahan 
arsitektural tetapi juga menyediakan kunci untuk memahami cara pandang 
dunia, spiritualitas, dan nilai-nilai komunitas yang membangun dan 
menggunakan ruang-ruang sakral tersebut.

Beberapa studi yang relevan mengacu pada karya-karya seperti 
“The Symbolism of the Stupa” oleh Adrian Snodgrass (2019), “The Sacred 
Architecture of Islam” oleh Jose Pereira, dan “The Ancient Egyptian Books 
of the Afterlife” (Roth & Hornung, 2003), dapat memberikan wawasan 
lebih lanjut tentang topik ini, menawarkan analisis mendalam tentang 
penggunaan simbol dalam arsitektur keagamaan dan pengaruhnya terhadap 
praktik keagamaan dan kepercayaan spiritual.

Dalam era modern, penggunaan simbol-simbol keagamaan oleh 
seniman dan arsitek sering kali melampaui representasi tradisional, 
memasuki wilayah eksplorasi konseptual dan kritis yang mempertanyakan 
dan memperluas pemahaman kita tentang simbolisme tersebut. Dengan 
mengintegrasikan simbol-simbol keagamaan ke dalam karya seni 
kontemporer dan desain arsitektural, mereka tidak hanya memberikan 
kehidupan baru kepada elemen-elemen ini tetapi juga mempertanyakan 
dan mengkaji ulang konteks serta makna yang terkait dengan simbol-
simbol tersebut. Misalnya, seniman kontemporer mungkin menggunakan 
simbol keagamaan dalam konteks yang tidak terduga atau provokatif untuk 
menyoroti isu-isu sosial atau politik, seperti kesetaraan gender, pluralisme 
agama, atau kritik terhadap institusi keagamaan. Melalui pendekatan 
semacam itu, karya seni menjadi medium untuk dialog antarkultural 
dan interreligius, mendorong penonton untuk merefleksikan bagaimana 
simbol-simbol keagamaan beroperasi dalam masyarakat multikultural dan 
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globalisasi saat ini.

Selanjutnya, reinterpretasi simbol-simbol keagamaan dalam 
arsitektur modern dan ruang publik sering kali bertujuan untuk menciptakan 
pengalaman ruang yang inklusif dan multifungsi, yang dapat diakses dan 
dinikmati oleh individu dengan latar belakang kepercayaan yang beragam. 
Arsitek mungkin merancang bangunan yang mengadopsi elemen-elemen 
simbolis keagamaan dengan cara yang abstrak atau simbolik, mengundang 
interpretasi personal dan refleksi spiritual tanpa secara eksplisit 
mengaitkannya dengan tradisi keagamaan tertentu. Dengan demikian, 
reinterpretasi simbol-simbol keagamaan dalam era modern tidak hanya 
menyoroti fleksibilitas dan adaptabilitas simbol-simbol tersebut tetapi 
juga potensi mereka untuk memfasilitasi persatuan dan pemahaman lintas 
budaya dalam konteks sosial yang semakin pluralistik dan terkoneksi.

Beberapa studi yang relevan mengacu pada karya-karya seperti “Art 
& Religion in the 21st Century” oleh Aaron Rosen (Barashkov, 2019), 
“The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890-1985” yang disunting oleh 
Maurice Tuchman (Hamel-Schwulst et al., 1987), dan “Contemporary Art 
and the Church: A Conversation Between Two Worlds” oleh W. David O. 
Taylor dan Taylor Worley (Sherman, 2019), dapat memberikan wawasan 
mendalam tentang dinamika interaksi antara seni kontemporer, arsitektur, 
dan simbolisme keagamaan, menunjukkan bagaimana simbol-simbol 
ini diinterpretasikan ulang dan dimanfaatkan untuk mengeksplorasi dan 
mengkomunikasikan ide-ide baru.
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BAB III 
Kerangka Interpretatif
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1. Pendekatan Hermeneutik dalam Interpretasi Simbol      
    Keagamaan

A. Pengantar Hermeneutik

Hermeneutik, berasal dari kata Yunani “hermeneuein” yang 
berarti “menerjemahkan” atau “menafsirkan,” adalah cabang filosofi 
yang berkonsentrasi pada teori dan praktek interpretasi. Sejak awalnya 
dikaitkan dengan interpretasi teks-teks agama dan sastra, hermeneutik 
telah berkembang menjadi suatu metode interpretasi yang luas, diterapkan 
dalam berbagai bidang seperti hukum, seni, dan ilmu sosial. Sejarah 
hermeneutik sering kali ditandai dengan karya Friedrich Schleiermacher 
(Shpet & Nemeth, 2019) yang menganggap hermeneutik sebagai seni 
memahami teks sebagaimana aslinya dimaksudkan oleh penulisnya, dan 
kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Wilhelm Dilthey (Makkreel, 
2010) yang memperluasnya sebagai metode untuk memahami semua 
manifestasi kehidupan manusia. Dalam konteks ini, hermeneutik tidak 
hanya terfokus pada teks, tetapi juga pada pemahaman simbol-simbol dan 
ritus dalam berbagai konteks kehidupan.

Hermeneutik, sebagai disiplin filosofis yang mendalami interpretasi 
dan pemahaman, memainkan peran kunci dalam analisis simbol-simbol 
keagamaan. Sejarahnya, yang merentang dari interpretasi teks-teks 
kuno hingga penerapan pada teks-teks modern dan fenomena sosial, 
menunjukkan evolusi hermeneutik dari sekedar teknik eksegesis teks 
menjadi suatu kerangka kerja komprehensif untuk memahami makna 
dalam berbagai konteks. Pendekatan hermeneutik mengakui bahwa 
interpretasi simbol-simbol keagamaan tidak dapat dipisahkan dari konteks 
historis, budaya, dan pribadi di mana simbol tersebut diinterpretasikan. 
Ini menekankan dialog antara pemahaman awal interpreter dan teks 
atau simbol yang diinterpretasikan, sebuah proses yang dikenal sebagai 
“hermeneutic circle”. Dengan demikian, hermeneutik menawarkan 
alat untuk menggali lapisan-lapisan makna yang tersembunyi dalam 
simbol-simbol keagamaan, mengungkapkan bagaimana simbol tersebut 
berkomunikasi dengan pemahaman spiritual dan sosial yang lebih luas.

Penerapan hermeneutik dalam memahami simbol-simbol keagamaan 
memfasilitasi interpretasi yang lebih mendalam dan reflektif tentang makna 
spiritual dan kultural mereka. Misalnya, analisis hermeneutik terhadap 
simbol air dalam baptisan Kristen dapat mengungkapkan tidak hanya 
makna pembersihan dosa tetapi juga simbolisme kelahiran baru, kematian, 
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dan kehidupan kekal dalam tradisi tersebut. Demikian pula, dalam konteks 
Hindu, interpretasi hermeneutik terhadap simbol Om dapat menawarkan 
wawasan tentang konsep Brahman (realitas ultimat) dan atman (jiwa), 
serta perannya dalam meditasi dan praktik spiritual. Melalui pendekatan 
hermeneutik, simbol-simbol keagamaan dibuka untuk interpretasi yang 
berlapis, memungkinkan pemahaman yang lebih kaya dan lebih dinamis 
tentang tradisi keagamaan dan nilai-nilai yang mereka wakili. Pendekatan 
ini menegaskan kembali relevansi dan kekuatan simbol-simbol keagamaan 
dalam berdialog dengan pertanyaan-pertanyaan eksistensial dan sosial 
kontemporer, mengundang interpreter untuk terlibat secara aktif dalam 
proses pemahaman yang terus menerus dan berubah.

B. Hermeneutik dan Simbol Keagamaan

Pendekatan hermeneutik dalam memahami simbol-simbol 
keagamaan mengemukakan bahwa simbol tersebut bukan hanya alat 
komunikasi yang statis, tetapi entitas dinamis yang maknanya terbentuk 
dan terus berkembang dalam dialog dengan konteks sosial, historis, dan 
teologisnya. Ini berarti bahwa pemahaman simbol keagamaan memerlukan 
lebih dari sekedar interpretasi teks atau objek secara isolasi; sebaliknya, 
membutuhkan pemeriksaan terhadap latar belakang budaya dan sejarah 
di mana simbol itu beroperasi, serta pengalaman hidup individu yang 
berinteraksi dengan simbol tersebut. Melalui hermeneutik, penafsir 
diberdayakan untuk mengeksplorasi ‘ruang antara’ – ruang antara teks dan 
pembaca, simbol dan penganut – dimana makna sebenarnya terbentuk. Ini 
memungkinkan penemuan interpretasi baru dan relevan dari simbol-simbol 
keagamaan yang dapat berbicara kepada kondisi manusia kontemporer, 
menyediakan wawasan baru tentang bagaimana simbol-simbol tersebut 
mempengaruhi dan memperkaya praktik keagamaan, identitas, dan 
komunitas.

Selanjutnya, pendekatan hermeneutik mendorong keterlibatan yang 
kritis dan reflektif dengan simbol-simbol keagamaan, mengakui bahwa 
interpretasi apa pun merupakan dialog antara pemahaman subjektif 
penafsir dan objektivitas teks atau simbol. Ini menantang anggapan 
bahwa simbol-simbol keagamaan memiliki satu ‘makna sejati’ yang 
tetap dan universal, sebaliknya menunjukkan bahwa makna mereka 
dapat berfluktuasi dan beradaptasi dalam respons terhadap kebutuhan dan 
pertanyaan penganutnya. Hermeneutik, dengan demikian, menawarkan 
metode untuk menjelajahi bagaimana simbol-simbol keagamaan bertindak 
sebagai alat dialog antara tradisi dan inovasi, memungkinkan interpretasi 
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yang merespons secara langsung terhadap tantangan kontemporer dan 
membantu dalam pembentukan pemahaman keagamaan yang lebih inklusif 
dan dinamis. Dalam konteks ini, karya-karya seperti “Truth and Method” 
oleh Hans-Georg Gadamer (2006), yang menekankan pentingnya dialog 
dan sejarah dalam proses interpretasi, “The Interpretation of Cultures” 
oleh Clifford Geertz (1988), yang menawarkan pandangan antropologis 
pada simbol-simbol dalam konteks sosial mereka, dan “The Sacred and 
the Profane” oleh Mircea Eliade, yang mengeksplorasi bagaimana simbol-
simbol keagamaan membedakan ruang dan waktu sakral dari profan, 
menjadi referensi kunci yang mendukung pendekatan hermeneutik dalam 
studi simbol keagamaan.

C. Studi Kasus

Analisis hermeneutik terhadap simbol salib dalam Kekristenan 
mengungkapkan bahwa, sementara secara dogmatis salib mewakili 
pengorbanan Kristus dan kemenangan atas dosa serta kematian, interpretasi 
simbol ini jauh lebih beragam dan kompleks ketika dilihat melalui lensa 
hermeneutik. Pendekatan ini memperluas pemahaman simbol salib 
dengan mengeksplorasi bagaimana maknanya berfluktuasi dalam berbagai 
konteks budaya dan sosial-politik. Misalnya, dalam konteks gerakan 
pembebasan, salib bisa diinterpretasikan sebagai simbol perlawanan dan 
harapan bagi keadilan sosial, menyoroti bagaimana simbol keagamaan 
dapat diadaptasi untuk mengartikulasikan dan mendukung perjuangan 
sosial. Dengan demikian, hermeneutik memperlihatkan bagaimana 
simbol-simbol keagamaan seperti salib tidak hanya berbicara kepada 
aspek-aspek spiritual dan teologis dari tradisi keagamaan, tetapi juga 
kepada pertanyaan-pertanyaan etis, sosial, dan politik yang dihadapi oleh 
komunitas penganutnya. Ini menunjukkan bahwa makna simbol-simbol 
keagamaan adalah dinamis dan berlapis, dipengaruhi oleh konteks historis 
dan dialog terus menerus antara tradisi dan interpretasi kontemporer.

Demikian pula, pendekatan hermeneutik terhadap mandala dalam 
Buddhisme mengungkapkan bahwa, sementara tradisionalnya mandala 
dilihat sebagai alat meditasi dan representasi mikrokosmos alam semesta, 
maknanya dapat diperluas untuk memasukkan interpretasi baru yang 
relevan dengan konteks dan pertanyaan modern. Analisis hermeneutik 
menyoroti bagaimana mandala berfungsi sebagai ensiklopedia visual 
dari ajaran Buddha, dengan setiap detail dan motif mewakili aspek dari 
jalan menuju pencerahan. Namun, dalam konteks baru, mandala juga 
dapat diinterpretasikan sebagai simbol untuk integrasi diri, harmoni, 
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dan kesadaran ekologis, menunjukkan bagaimana praktik dan simbol 
keagamaan kuno dapat menemukan resonansi baru dalam konteks 
kehidupan kontemporer. Dengan demikian, hermeneutik menawarkan 
kerangka kerja untuk menginterpretasikan simbol-simbol keagamaan 
yang memungkinkan dialog antara nilai-nilai tradisional dan tantangan-
tantangan dunia modern, mendorong penafsiran yang lebih inklusif dan 
dinamis yang merespons terhadap kebutuhan dan pemahaman komunitas 
penganut saat ini.

Referensi untuk mendukung analisis ini dapat dilihat dari pemikiran 
teoritis seperti Friedrich Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey, serta 
kontribusi kontemporer dari teolog-teolog seperti Paul Ricoeur dalam 
teori hermeneutic (“On Paul Ricoeur: Narrative and Interpretation,” 
1992), memberikan landasan teoretis untuk pendekatan ini. Karya-karya 
mereka menekankan pentingnya konteks, sejarah, dan dialog dalam proses 
interpretasi, yang merupakan prinsip-prinsip kunci dalam menerapkan 
hermeneutik pada simbol-simbol keagamaan seperti salib dan mandala.

2. Psikoanalisis dan Simbolisme Keagamaan
A. Teori Psikoanalisis

Teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan 
Carl Gustav Jung telah memberikan kerangka kerja yang kompleks dan 
berlapis untuk memahami simbolisme keagamaan, masing-masing dengan 
pendekatan yang berbeda terhadap makna dan fungsi simbol tersebut 
dalam kehidupan dan psike manusia. Freud, dengan teorinya tentang 
keinginan bawah sadar dan konflik psikoseksual, menawarkan perspektif 
bahwa simbol-simbol keagamaan sering kali muncul sebagai proyeksi dari 
konflik internal dan keinginan yang tertekan. Dalam pandangannya, simbol-
simbol seperti salib atau ritual keagamaan mungkin mewakili upaya bawah 
sadar untuk menyelesaikan konflik internal tersebut, sering kali dengan 
mengkodifikasi keinginan tersebut dalam bentuk yang lebih sosialmente 
diterima. Pendekatan Freud terhadap simbolisme keagamaan menekankan 
sifat neurotis dari manifestasi tersebut, menggambarkan bagaimana agama 
dan simbol-simbolnya dapat bertindak sebagai mekanisme pertahanan 
untuk mengatasi kecemasan dan konflik bawah sadar.

Di sisi lain, Carl Gustav Jung mengembangkan teori yang lebih 
inklusif dan positif mengenai simbol-simbol keagamaan, melihatnya 
sebagai ekspresi dari kolektif bawah sadar yang berisi arketipe-arketipe 
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universal, yang merupakan motif-motif dan simbol-simbol yang melekat 
pada struktur psikis manusia secara keseluruhan. Menurut Jung, simbol-
simbol keagamaan seperti mandala atau arketipe Kristus, mewakili 
upaya alam bawah sadar untuk mencapai keselarasan dan integrasi 
psikologis, serta menghubungkan individu dengan pengalaman spiritual 
yang lebih luas dan mendalam. Pendekatan Jungian terhadap simbolisme 
keagamaan menekankan potensi transformasional dan penyembuhan dari 
simbol-simbol tersebut, mengakui mereka sebagai sarana penting untuk 
pertumbuhan pribadi dan pencapaian individuasi, yaitu proses menjadi 
utuh dengan mengintegrasikan aspek-aspek berlawanan dari kepribadian.

Referensi pendukung analisis ini dapat dilihat dari karya-karya 
penting seperti “The Interpretation of Dreams” oleh Freud (2001 dan,  
2023) dan “Man and His Symbols” oleh Jung (1964), serta literatur 
sekunder yang membahas kontribusi mereka terhadap psikologi analitik, 
seperti “Freud and Jung on Religion” oleh Michael Palmer atau “Jung’s 
Map of the Soul” oleh Murray Stein (1998), menawarkan landasan teoretis 
yang mendalam untuk memahami pandangan mereka tentang simbolisme 
keagamaan dan relevansinya bagi psikoanalisis modern.

B. Simbol dalam Mimpi dan Mitos

Dalam kajian psikoanalisis, mimpi dan mitos dianggap sebagai jendela 
penting menuju dunia bawah sadar, tempat simbol-simbol mendalam, 
sering kali keagamaan, berakar dan berkembang. Sigmund Freud melihat 
mimpi dan mitos sebagai media untuk mengungkap keinginan bawah 
sadar yang tertekan dan konflik psikoseksual. Bagi Freud, simbol-simbol 
keagamaan dalam mimpi tidak jarang merupakan proyeksi dari keinginan 
terlarang dan konflik internal, yang menyembunyikan makna seksual 
atau agresif yang tidak dapat diterima oleh kesadaran. Dalam konteks 
ini, Freud menggunakan teknik seperti analisis mimpi untuk menafsirkan 
simbol-simbol tersebut sebagai kunci untuk memahami neurosis individu 
dan konflik psikologis yang belum terselesaikan. Teknik Freud dalam 
menginterpretasikan simbol-simbol keagamaan menekankan pada ide 
bahwa banyak praktik dan keyakinan keagamaan mungkin muncul sebagai 
cara untuk menyelesaikan atau meredam ketegangan batin yang mendalam.

Carl Gustav Jung, sebaliknya, memberikan perspektif yang 
lebih luas dan positif terhadap simbol-simbol dalam mimpi dan mitos, 
menganggapnya sebagai bagian dari apa yang ia sebut kolektif bawah 
sadar. Menurut Jung, simbol-simbol keagamaan berfungsi sebagai arketipe, 
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atau pola dasar perilaku dan pemikiran yang universal bagi manusia, yang 
memediasi antara kesadaran pribadi dan kolektif bawah sadar. Dalam 
pandangan Jung, mimpi dan mitologi tidak hanya mencerminkan keinginan 
individu tetapi juga menyediakan jalur menuju keselarasan psikologis dan 
pertumbuhan spiritual, dengan simbol-simbol keagamaan berperan sebagai 
alat bagi individu untuk menjelajahi dan mengintegrasikan aspek-aspek 
kepribadian mereka yang berlawanan. Pendekatan Jung terhadap simbol 
dalam mimpi dan mitos menyoroti potensi mereka untuk memfasilitasi 
individuasi, proses mencapai pemahaman diri yang lebih lengkap dan 
keseimbangan internal melalui penjelajahan simbol-simbol tersebut (Jung, 
2014).

C. Implikasi Terapeutik

Dalam konteks terapi psikoanalitik, simbol-simbol keagamaan sering 
memainkan peran penting dalam mendukung proses penyembuhan dan 
pertumbuhan psikologis individu. Sigmund Freud, yang pendekatannya 
terhadap psikoanalisis sering berfokus pada keinginan bawah sadar dan 
konflik psikoseksual, mengakui potensi simbol-simbol keagamaan untuk 
membantu mengungkap dan mengatasi neurosis. Dalam pandangannya, 
simbol-simbol ini bisa menjadi jalan bagi pasien untuk mengakses dan 
bekerja melalui konflik bawah sadar yang sebelumnya terpendam, dengan 
demikian memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang sumber 
ketidakseimbangan psikologis mereka. Freud melihat simbol keagamaan 
sebagai bentuk ekspresi dari dinamika psikis yang kompleks, memberikan 
cara bagi individu untuk mengartikulasikan dan mengolah pengalaman 
dan emosi yang sulit diungkapkan.

Di sisi lain, Carl Gustav Jung menganggap simbol-simbol 
keagamaan sebagai komponen kunci dalam proses individuasi, yaitu 
pencapaian kesadaran dan integrasi dari berbagai aspek kepribadian. 
Jung memandang simbol-simbol keagamaan sebagai arketipe, yang 
merupakan elemen-elemen dasar dari kolektif bawah sadar yang berfungsi 
untuk menghubungkan individu dengan pengalaman manusia yang lebih 
luas dan universal. Dalam terapi Jungian, simbol-simbol keagamaan 
digunakan untuk membantu individu menjelajahi lapisan bawah sadar 
mereka, mendorong pertumbuhan spiritual dan psikologis melalui proses 
yang memperkaya kesadaran diri dan mengintegrasikan kontradiksi 
internal. Pendekatan Jungian terhadap simbol keagamaan dalam terapi 
menekankan pada potensi mereka untuk memfasilitasi transformasi 
psikologis, memberikan individu sarana untuk mengatasi batasan ego 
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dan mencapai harmoni yang lebih besar dalam kehidupan mereka. Studi-
studi kontemporer tentang psikoanalisis dan spiritualitas, seperti “The 
Psychology of Religion and Spirituality for Clinicians: Using Research in 
Your Practice” oleh Jamie Aten (2013), menawarkan pandangan mendalam 
tentang bagaimana simbol-simbol keagamaan dapat digunakan dalam 
konteks terapeutik untuk mendukung penyembuhan dan pertumbuhan 
psikologis.

Dengan demikian, psikoanalisis memberikan kerangka kerja 
yang kaya untuk memahami dan menafsirkan simbolisme keagamaan, 
mengungkapkan lapisan makna yang kompleks yang dapat mempengaruhi 
baik persepsi individu maupun pengalaman kolektif. Melalui analisis 
simbol-simbol ini, baik dalam konteks mimpi maupun mitos, psikoanalisis 
menawarkan wawasan yang mendalam tentang dinamika bawah sadar yang 
mempengaruhi kepercayaan dan praktik keagamaan, sekaligus menyoroti 
potensi terapeutik dari simbol-simbol tersebut dalam membantu individu 
mencapai kesejahteraan psikologis dan spiritual.

3. Pendekatan Semiotik terhadap Simbol Keagamaan
A. Dasar-dasar Semiotik
Semiotik, sebagai disiplin ilmu yang mengeksplorasi tanda dan 

makna, menyediakan alat analitis yang kuat untuk membedah cara simbol-
simbol keagamaan beroperasi dalam masyarakat. Melalui kerangka kerja 
yang diusulkan oleh Ferdinand de Saussure dalam “Course in General 
Linguistics” (de Saussure et al., 1960), dan Charles Sanders Peirce 
dalam  “Peirce on Signs: Writings on Semiotic” (Hoopes, 2014) semiotik 
mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh dari manifestasi fisik suatu 
simbol (signifier) ke konsep atau ide yang diwakilinya (signified). Dalam 
konteks keagamaan, ini berarti bahwa simbol-simbol seperti salib atau 
bintang Daud bukan hanya objek atau gambar; mereka adalah wadah 
makna yang mendalam, sering kali membawa beban historis, spiritual, 
dan doktrinal yang signifikan. Misalnya, salib tidak hanya diakui sebagai 
instrumen kematian dalam sejarah Romawi kuno; dalam Kekristenan, ia 
menggambarkan pengorbanan, penebusan, dan harapan akan kehidupan 
kekal. Pendekatan semiotik membuka pintu untuk memahami bagaimana 
simbol-simbol ini berkomunikasi dengan penganutnya, bertindak sebagai 
titik penghubung antara individu dan dimensi metafisik keyakinan mereka, 
serta bagaimana simbol-simbol ini diperkuat dan dihidupkan kembali 
melalui ritual dan narasi keagamaan.
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Lebih lanjut, analisis semiotik memperluas pemahaman kita tentang 
dinamika antara simbol keagamaan dan konteks sosial-budaya mereka. 
Menurut Peirce, tanda tidak hanya terdiri dari penanda dan petanda, tetapi 
juga melibatkan interpretan - bagaimana tanda tersebut diinterpretasikan 
oleh penerima. Ini menunjukkan bahwa makna simbol keagamaan dapat 
berfluktuasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan individu yang 
menginterpretasikannya. Dengan demikian, salib dapat dilihat tidak hanya 
sebagai simbol keagamaan tetapi juga sebagai simbol budaya atau politik 
dalam konteks tertentu, membawa makna tambahan yang berkaitan dengan 
identitas, perlawanan, atau solidaritas. Dengan demikian, pendekatan 
semiotik menekankan pentingnya konteks dalam interpretasi simbol-
simbol keagamaan, menyoroti bagaimana makna mereka dibentuk dan 
direformasi melalui interaksi sosial dan sejarah yang terus berlangsung. 
Pendekatan ini mengajak kita untuk melihat simbol-simbol keagamaan 
sebagai entitas hidup yang kaya dengan potensi semiotik, yang maknanya 
terus berkembang seiring berjalannya waktu dan dalam berbagai konteks 
kehidupan manusia. Aplikasi semiotik dalam konteks keagamaan yang 
dijelaskan dalam karya-karya seperti “The Sacred and the Profane: The 
Nature of Religion” oleh Mircea Eliade (Cordoneanu, 2006), menyediakan 
landasan yang kaya untuk memahami dan menerapkan teori semiotik 
dalam analisis simbol keagamaan.

B. Analisis Semiotik

Menerapkan kerangka semiotik pada simbol-simbol keagamaan 
menyediakan lensa yang berharga untuk mengeksplorasi bagaimana 
simbol tersebut berfungsi sebagai pembawa pesan kompleks yang 
berinteraksi dengan konteks budaya, sosial, dan individu. Pendekatan 
semiotik mengungkap bahwa simbol-simbol keagamaan tidak hanya 
berkomunikasi dengan cara yang monolitik atau satu dimensi; sebaliknya, 
mereka sering kali multivokal, dengan kemampuan untuk menyampaikan 
berbagai lapisan makna simultan. Sebagai contoh, dalam tradisi keagamaan 
yang beragam, air sering kali digunakan sebagai simbol pembersihan dan 
purifikasi. Namun, makna spesifik dari simbol air dapat bervariasi secara 
signifikan tergantung pada konteks ritual, doktrinal, dan kultural. Dalam 
Kekristenan, air dalam baptisan melambangkan pembersihan dosa dan 
kelahiran baru dalam iman; dalam Hinduisme, air suci sungai Gangga 
dianggap memiliki kekuatan untuk memurnikan dan membebaskan jiwa 
dari siklus reinkarnasi. Analisis semiotik memungkinkan kita untuk 
menguraikan bagaimana simbol ini beroperasi dalam berbagai lapisan 
makna dan bagaimana interpretasi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor 
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seperti tradisi, teks suci, dan praktek keagamaan.

Lebih lanjut, pendekatan semiotik terhadap simbol-simbol keagamaan 
menyoroti dinamika perubahan makna simbol-simbol tersebut seiring 
waktu dan dalam konteks yang berbeda. Ini membantu dalam memahami 
bagaimana simbol keagamaan dapat beradaptasi atau berevolusi untuk 
memenuhi kebutuhan dan pemahaman baru dari penganutnya. Misalnya, 
analisis semiotik terhadap salib dalam Kekristenan dapat mengungkap 
bagaimana simbol tersebut telah diinterpretasikan ulang dalam berbagai 
konteks sejarah, dari simbol penderitaan menjadi simbol kemenangan dan 
harapan. Demikian pula, dalam konteks globalisasi dan pertukaran budaya, 
simbol-simbol keagamaan dapat mengadopsi lapisan makna tambahan yang 
mencerminkan interaksi antara berbagai tradisi dan komunitas keagamaan. 
Melalui pendekatan semiotik, kita dapat menguraikan bagaimana simbol-
simbol ini berfungsi tidak hanya dalam konteks keagamaan yang ketat 
tetapi juga dalam diskursus sosial dan politik yang lebih luas, memberikan 
wawasan yang berharga tentang bagaimana makna dan nilai dibentuk, 
dinegosiasikan, dan ditransmisikan dalam masyarakat.

Beberapa studi yang relevan seperti karya-karya seperti “Mythologies” 
oleh Roland Barthes (Huppatz, 2011), yang menerapkan analisis semiotik 
pada budaya populer dan mitos, serta “Semiotics: The Basics” oleh Daniel 
Chandler (Chandler, 2003), yang memberikan pengantar umum pada studi 
tanda dan makna, dapat dijadikan sebagai panduan untuk menerapkan 
pendekatan semiotik pada simbol-simbol keagamaan. 

C. Studi Kasus

Analisis semiotik terhadap salib dalam Kekristenan mengungkapkan 
lapisan makna yang kompleks dan dinamis di luar interpretasi tradisionalnya 
sebagai simbol pengorbanan dan kemenangan. Dari perspektif semiotik, 
salib tidak hanya berfungsi sebagai penanda historis kematian Yesus Kristus 
tetapi juga sebagai simbol yang kaya akan makna teologis dan spiritual. 
Sumbu vertikal salib, yang mengarah ke langit, dapat diinterpretasikan 
sebagai representasi hubungan antara manusia dan ilahi, sementara sumbu 
horizontalnya, yang membentang ke arah dunia, melambangkan persatuan 
dan keterhubungan antara manusia. Dengan demikian, salib menjadi 
titik pertemuan antara ilahi dan duniawi, menawarkan pemahaman 
bahwa spiritualitas melibatkan interaksi antara sfer transendental dan 
pengalaman manusia sehari-hari. Pendekatan semiotik terhadap simbol 
ini memungkinkan penjelajahan tentang bagaimana simbol tersebut 
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berkomunikasi nilai-nilai seperti kasih, pengorbanan, dan harapan, serta 
bagaimana interpretasi tersebut beradaptasi dan berevolusi dalam berbagai 
konteks kultural dan sejarah.

Demikian pula, analisis semiotik terhadap mandala dalam 
tradisi Buddhisme menyoroti fungsi simbol ini sebagai representasi 
mikrokosmos alam semesta dan sebagai alat meditasi yang membimbing 
praktisi dalam perjalanan spiritual mereka. Melalui struktur geometris 
dan pola simetrisnya, mandala menawarkan sebuah metafora visual 
untuk keselarasan, keseimbangan, dan kesatuan alam semesta, sekaligus 
menggambarkan jalur menuju pencerahan. Dalam konteks semiotik, 
mandala tidak hanya sebagai objek visual; ia menjadi sarana komunikasi 
dan mediasi antara individu dengan ajaran dan prinsip-prinsip Buddha. 
Ini menunjukkan bagaimana simbol-simbol keagamaan dapat berfungsi 
sebagai jembatan antara konsep abstrak dan pengalaman spiritual 
konkret, memfasilitasi dialog antara batin individu dengan kosmologi 
dan filosofi agama. Melalui pendekatan semiotik, kita dapat menghargai 
bagaimana simbol-simbol seperti salib dan mandala berperan dalam 
mengkomunikasikan makna spiritual yang mendalam dan memediasi 
pengalaman keagamaan, menyoroti kompleksitas dan kekayaan simbolisme 
dalam praktik keagamaan.

4. Simbol Keagamaan dalam Konteks Sosiokultural
Simbol keagamaan dalam konteks sosiokultural menawarkan 

wawasan yang berharga tentang bagaimana lingkungan sosial dan budaya 
mempengaruhi interpretasi dan fungsi simbol tersebut. Teori sosiokultural, 
yang mengkaji interaksi antara individu dan konteks mereka, menunjukkan 
bahwa pemahaman dan penggunaan simbol keagamaan tidak terisolasi 
dari realitas sosial dan budaya tempat mereka berada. Lingkungan 
sosial dan budaya memberikan kerangka interpretasi yang menentukan 
bagaimana simbol keagamaan dipahami, dirayakan, atau bahkan ditolak. 
Misalnya, interpretasi salib dalam Kekristenan dapat bervariasi signifikan 
antara komunitas yang berbeda, tergantung pada tradisi liturgis, sejarah 
denominasi, dan konteks kultural. Dalam beberapa kasus, simbol yang 
sama dapat memperoleh konotasi yang berbeda dalam masyarakat yang 
berbeda, menyoroti bagaimana faktor-faktor sosiokultural membentuk 
pemahaman simbol keagamaan.
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Dinamika sosial berperan penting dalam memediasi hubungan 
antara simbol keagamaan dan identitas sosial, etnis, atau nasional. Simbol-
simbol keagamaan sering kali menjadi titik fokus dalam pembentukan 
dan ekspresi identitas kelompok, berfungsi sebagai alat pemersatu yang 
menandai perbedaan dari ‘lainnya’ dan memperkuat rasa kepemilikan 
dan keanggotaan dalam komunitas. Misalnya, bintang Daud tidak hanya 
merupakan simbol keagamaan dalam Yudaisme tetapi juga identitas 
etnis dan nasional Yahudi, terutama setelah pembentukan negara Israel. 
Demikian pula, penggunaan simbol keagamaan dalam konteks politik atau 
sosial, seperti penggunaan gambar Buddha dalam gerakan nasionalis di 
beberapa negara Asia, menunjukkan bagaimana simbol-simbol ini dapat 
diaktifkan untuk melayani agenda yang lebih luas, melampaui dimensi 
spiritual semata.

Dalam era kontemporer dan globalisasi, interpretasi dan penyebaran 
simbol keagamaan mengalami transformasi yang signifikan. Globalisasi, 
dengan kemudahannya dalam komunikasi dan pertukaran budaya, telah 
memungkinkan simbol-simbol keagamaan untuk menyeberang batas 
geografis dan kultural dengan lebih mudah, menghasilkan reinterpretasi 
dan hibriditas baru. Media sosial dan platform digital lainnya telah menjadi 
sarana penting dalam penyebaran dan diskusi tentang makna simbol 
keagamaan, memungkinkan individu dari berbagai belahan dunia untuk 
berbagi pengalaman dan interpretasi mereka. Namun, globalisasi juga 
menimbulkan tantangan, seperti komodifikasi simbol keagamaan dalam 
pasar global, yang dapat menghilangkan konteks sosiokultural asli mereka 
dan mengurangi makna spiritual. Ini menunjukkan perlunya pendekatan 
yang reflektif dan kritis terhadap cara simbol keagamaan dinavigasi 
dalam konteks global, mempertimbangkan baik potensi mereka untuk 
mempromosikan pemahaman lintas budaya maupun risiko pemisahan dari 
akar tradisional mereka.

5. Pendekatan Fenomenologi terhadap Simbol Keagamaan

Pendekatan fenomenologi terhadap simbol keagamaan menyajikan 
cara yang mendalam dan introspektif untuk memahami bagaimana simbol-
simbol tersebut berfungsi dalam pengalaman keagamaan. Fenomenologi 
agama, yang berakar pada karya-karya filsuf seperti Edmund Husserl dan 
diperluas oleh Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, dan Mircea 
Eliade, bertujuan untuk mempelajari agama melalui pengalaman langsung 
dari fenomena keagamaan itu sendiri, tanpa mengacu pada interpretasi 
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dogmatis atau teologis eksternal. Prinsip dasar fenomenologi dalam studi 
agama adalah “epoche” atau penggantungan penilaian, di mana peneliti 
sengaja menangguhkan atau menahan kepercayaan pribadi dan asumsi 
sebelumnya untuk sepenuhnya terjun ke dalam pengalaman subjektif yang 
berhubungan dengan simbol keagamaan. Pendekatan ini menekankan 
pada pentingnya memahami simbol-simbol keagamaan dari perspektif 
orang-orang yang mengalami dan berinteraksi dengan mereka, mencoba 
merekonstruksi makna dan signifikansi simbol-simbol tersebut dalam 
konteks kehidupan spiritual mereka.

Dalam konteks pengalaman keagamaan dan simbol, fenomenologi 
mengeksplorasi bagaimana simbol-simbol tersebut membentuk dan 
merefleksikan pengalaman keagamaan subjektif. Simbol keagamaan 
sering kali dianggap sebagai wadah yang memuat makna eksistensial 
dan spiritual yang mendalam, berfungsi sebagai titik akses ke realitas 
transenden atau sakral. Misalnya, air dalam ritual baptis tidak hanya 
dianggap sebagai elemen pembersih fisik tetapi juga sebagai medium 
untuk transformasi spiritual dan kelahiran kembali. Dari perspektif 
fenomenologis, analisis terhadap penggunaan air dalam konteks ini akan 
fokus pada bagaimana simbol tersebut dihidupi dan dialami oleh individu 
atau komunitas, bagaimana ia memediasi hubungan mereka dengan yang 
sakral, dan bagaimana ia mempengaruhi persepsi mereka tentang identitas 
dan komunitas. Pendekatan ini mengungkapkan kerumitan hubungan 
antara simbol keagamaan dan realitas keagamaan subjektif, menunjukkan 
bahwa simbol-simbol tersebut lebih dari sekadar objek atau gagasan; 
mereka adalah entitas dinamis yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan 
spiritual.

Analisis fenomenologis terhadap simbol-simbol keagamaan 
melibatkan penelusuran kembali ke “hal itu sendiri” - yaitu, pengalaman 
langsung dari simbol tersebut dalam konteks keagamaan. Ini berarti 
memahami simbol tidak hanya sebagai representasi atau referensi ke 
fenomena lain tetapi sebagai manifestasi langsung dari pengalaman 
sakral atau transenden. Melalui pendekatan fenomenologis, peneliti dapat 
memahami makna simbol-simbol keagamaan dalam cara yang mengakui 
kedalaman dan kompleksitas mereka sebagai bagian integral dari kehidupan 
keagamaan. Pendekatan ini mendorong eksplorasi yang mendalam 
tentang cara simbol keagamaan beroperasi dalam kesadaran subjektif, 
bagaimana mereka menanamkan pengalaman sakral dengan signifikansi, 
dan bagaimana mereka membantu membentuk dan mempertahankan 
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praktik keagamaan dan keyakinan. Melalui pendekatan fenomenologis, 
studi tentang simbol keagamaan menjadi perjalanan yang memperkaya ke 
dalam inti dari pengalaman keagamaan manusia, menawarkan wawasan 
berharga tentang dinamika antara simbol, sakralitas, dan subjektivitas.

6. Multidimensi Makna Simbol Keagamaan

Simbol keagamaan merupakan entitas yang kaya dan kompleks, 
menawarkan lapisan makna yang sering kali bertumpuk dan saling 
terkait. Eksplorasi berbagai lapisan makna ini mengungkapkan bahwa 
simbol keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi atau 
objek devosional tetapi juga sebagai sarana pengalaman, ekspresi, dan 
transformasi spiritual. Misalnya, dalam Kekristenan, salib merupakan 
simbol yang kaya akan makna, tidak hanya mewakili pengorbanan 
Yesus Kristus tetapi juga konsep kemenangan atas kematian, harapan 
akan kebangkitan, dan cinta tanpa syarat. Dalam Hinduisme, simbol 
Om melambangkan kehadiran ilahi yang meresap dalam segala sesuatu, 
menggabungkan aspek penciptaan, pemeliharaan, dan pemusnahan dalam 
harmoni kosmik. Pendekatan multidimensi terhadap simbol-simbol ini 
memperlihatkan bahwa mereka mengandung berbagai makna spiritual, 
historis, dan budaya yang saling melengkapi dan memperkaya.

Konteks memainkan peran penting dalam bagaimana simbol-simbol 
keagamaan diinterpretasikan dan dialami oleh individu dan komunitas. 
Interpretasi simbol keagamaan tidak terjadi dalam vakum tetapi dipengaruhi 
oleh berbagai faktor seperti tradisi keagamaan, teologi, praktik sosial, dan 
pengalaman pribadi. Misalnya, penggunaan air dalam ritual keagamaan 
mungkin memiliki makna yang berbeda antara satu agama dengan agama 
lainnya, atau bahkan antar tradisi dalam agama yang sama. Dalam Islam, 
air digunakan dalam wudu sebagai persiapan fisik dan spiritual sebelum 
shalat, menekankan kebersihan dan pemurnian. Sementara itu, dalam 
tradisi Shinto, air di kuil-kuil menawarkan sarana untuk pembersihan 
spiritual sebelum memasuki ruang sakral. Konteks kultural dan historis 
juga menentukan bagaimana simbol-simbol keagamaan dipahami dan 
diterapkan, menyoroti interaksi kompleks antara simbol, komunitas yang 
mempraktikkannya, dan lingkungan sosial-budaya mereka.

Perubahan dan adaptasi merupakan aspek penting lain dari makna 
simbol keagamaan, menunjukkan bahwa simbol-simbol ini tidak statis 
tetapi dinamis dan responsif terhadap perubahan sejarah dan budaya. 
Sepanjang sejarah, simbol keagamaan telah mengalami reinterpretasi dan 



103

transformasi yang mencerminkan perkembangan doktrinal, pergeseran 
sosial-politik, dan pertukaran budaya. Misalnya, simbol swastika, yang 
dalam konteks Hindu dan Buddha merupakan simbol keberuntungan 
dan kesejahteraan, mengalami pergeseran makna yang signifikan di 
Barat karena asosiasinya dengan Nazisme. Demikian pula, adaptasi 
simbol-simbol keagamaan dalam era globalisasi dan media digital telah 
memperkenalkan lapisan makna baru, sering kali menyatukan interpretasi 
tradisional dengan pemahaman kontemporer. Dinamika perubahan dan 
adaptasi ini menyoroti fleksibilitas simbol-simbol keagamaan dalam 
merespons dan merefleksikan kebutuhan dan tantangan komunitas yang 
mempraktikkannya, menegaskan kembali peran mereka sebagai sarana 
komunikasi spiritual yang vital dan berkelanjutan.

7. Kerangka Interpretatif dalam Dialog Antaragama

Dialog antaragama, sebagai upaya untuk mempromosikan 
pemahaman dan toleransi antara berbagai tradisi keagamaan, membutuhkan 
kerangka interpretatif yang mendalam dan inklusif. Interpretasi simbol 
dalam dialog antaragama memainkan peran kunci dalam proses ini, 
menawarkan jalan untuk mendekatkan pemahaman lintas agama dan 
mengatasi prasangka.

A. Pemahaman Lintas Agama

Pentingnya interpretasi simbol dalam dialog antaragama tidak 
dapat diremehkan. Simbol-simbol keagamaan, kaya dengan makna dan 
signifikansi, seringkali merupakan titik masuk untuk memahami nilai-
nilai inti dan keyakinan suatu tradisi. Dalam konteks dialog antaragama, 
pendekatan interpretatif terhadap simbol-simbol ini memungkinkan peserta 
untuk menggali lebih dalam ke dalam dimensi spiritual dan kultural dari 
agama lain, mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan 
serta kesamaan. Melalui interpretasi yang sensitif dan inklusif, simbol-
simbol keagamaan bisa menjadi sarana untuk menjembatani perbedaan, 
memfasilitasi pembicaraan yang berarti dan membangun pemahaman 
bersama yang lebih dalam.

B. Studi Komparatif

Studi komparatif simbol-simbol serupa atau berbeda dalam 
berbagai tradisi keagamaan menawarkan wawasan berharga tentang 
bagaimana simbol-simbol tersebut diinterpretasikan dalam berbagai 
konteks. Misalnya, air sebagai simbol pembersihan memiliki kehadiran 
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dalam banyak agama, namun praktik dan interpretasi spesifiknya dapat 
sangat bervariasi. Melalui studi komparatif, dialog antaragama dapat 
mengeksplorasi bagaimana simbol-simbol serupa mengartikulasikan 
konsep yang universal namun diwujudkan dalam ritus dan narasi yang unik 
untuk setiap tradisi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman 
lintas agama tetapi juga menghargai kekayaan dan keragaman cara agama 
memahami dan menghidupi simbol-simbol tersebut.

C. Kesimpulan

Implikasi dari pendekatan interpretatif terhadap pemahaman dan 
toleransi antaragama sangatlah signifikan. Dengan mengeksplorasi dan 
membandingkan interpretasi simbol-simbol keagamaan, dialog antaragama 
berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih inklusif dan 
harmonis, di mana perbedaan diakui dan dihormati sebagai bagian dari 
kain kekayaan kemanusiaan. Pendekatan ini mengundang partisipasi aktif 
dalam proses belajar bersama, membangun landasan yang kokoh untuk 
toleransi, empati, dan solidaritas antarumat beragama. Dengan demikian, 
kerangka interpretatif dalam dialog antaragama tidak hanya memperkaya 
pemahaman kita tentang tradisi lain tetapi juga memperkuat komitmen 
bersama terhadap perdamaian dan penghormatan timbal balik.
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BAB IV 
Aplikasi Kontemporer



106

Dalam konteks aplikasi kontemporer simbol-simbol keagamaan, 
sub-bab dibawah ini mengeksplorasi bagaimana simbol-simbol ini 
digunakan, diinterpretasikan, dan diadaptasi dalam dunia modern. 

1. Simbol Keagamaan dalam Media dan Teknologi

Simbol agama memainkan peran penting dalam media dan teknologi. 
Derrida berpendapat bahwa agama dan teknologi saling berhubungan, 
dengan agama mengeksploitasi teknologi sementara menolaknya (Cheek, 
2016). Penggunaan simbol-simbol agama di media sosial dipandang sebagai 
cara bagi kelompok-kelompok tertentu untuk menggambarkan identitas 
agama mereka (Amir, 2019). Wang Xiaoyan, Zhao Hui mengungkap 
bahwa simbol visual dalam media digital telah memperluas pengalaman 
masyarakat dan penting dalam penyebaran informasi (The Study of 
Visual Symbols in Digital Media Technology, 2018). Ada religiusitas 
seputar teknologi kontemporer, dan mempelajari perangkat media yang 
dikembangkan untuk tujuan keagamaan dapat memberikan wawasan 
tentang ritual dan kepercayaan pengguna teknologi (Davies, 2019). Buku 
“The Web and Faith” menawarkan refleksi teologis tentang teknologi 
komputer dan perannya dalam masyarakat yang jenuh secara digital, yang 
berakar pada tradisi Islam (Kok, 2022). Secara keseluruhan, simbol agama 
dalam media dan teknologi mencerminkan hubungan kompleks antara 
agama, teknologi, dan masyarakat.

Penggunaan simbol agama telah berkembang dari waktu ke waktu, 
mencerminkan aspek budaya dan ideologis dari berbagai agama. Simbol 
digunakan untuk mengekspresikan dan menjelaskan gagasan dan praktik 
keagamaan, dan mereka dapat memiliki makna rahasia dan alegoris. 
Agama-agama tradisional menunjukkan kesinambungan dalam manifestasi 
simbolisnya, yang tercermin dalam ideologi, ritual, dan upacara mereka. 
Agama-agama ini mempromosikan perdamaian, cinta, kebaikan, dan 
toleransi agama. Simbolisme telah memainkan peran penting dalam 
pengembangan model mental yang digunakan dalam sains dan teknologi. 
Simbol juga penting untuk memprediksi peristiwa dan kondisi masa depan, 
dan mereka telah digunakan oleh makhluk hidup sejak awal kehidupan. 
Munculnya simbolisme dalam garis keturunan Homo dapat ditelusuri 
kembali ke sekitar 850 hingga 2200 kya. (Thakur, 2022, Mustafina et al., 
2022, Feistel, 2023).
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Media sosial telah  menjadi platform  utama bagi individu dan 
komunitas untuk berbagi simbol keagamaan, dari postingan yang 
menampilkan kutipan suci hingga gambar festival keagamaan. Ini tidak 
hanya memfasilitasi ekspresi keagamaan tetapi juga memperluas jangkauan 
pesan dan simbol tersebut ke audiens global. Media sosial menyediakan 
platform bagi individu dan kelompok untuk mengekspresikan emosi 
mereka, berbagi kehidupan mereka, dan menampilkan diri mereka 
dengan cara mereka sendiri (Shao et al., 2021, Osborne et al., 2021). 
Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan pendapat 
mereka, mendukung mereka dengan bukti, dan berkontribusi pada opini 
publik (KARPOVA et al., 2022). Media sosial telah menjadi sarana 
komunikasi massa independen, dengan alat multifungsi untuk menjangkau 
audiens target (Sergeeva, 2023). Namun, sementara media sosial dapat 
memberdayakan pengguna, itu juga bisa bermusuhan dan menindas, yang 
mengarah ke vitriol online dan penyalahgunaan interseksional (Mujrimin et 
al., 2022). Peran media sosial dalam komunikasi modern sangat signifikan, 
karena telah memperluas kemungkinan penggunaan internet dan telah 
menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari bagi generasi muda 
. Seniman di ruang media sosial mengekspresikan religiusitas mereka, 
mengkomodifikasi agama, dan memanfaatkan ekspresi agama mereka . 
Secara keseluruhan, media sosial berfungsi sebagai ruang untuk ekspresi, 
komunikasi, konsolidasi, replikasi konten, menemukan informasi, 
membangun kontak, dan membentuk citra seseorang.

Aplikasi mobile khusus telah dikembangkan untuk memudahkan 
praktik keagamaan, seperti aplikasi pengingat waktu sholat untuk umat 
Islam atau aplikasi meditasi yang menggunakan simbol-simbol Buddha. 
Penggunaan teknologi ini menunjukkan adaptasi simbol keagamaan ke 
dalam rutinitas harian yang modern. Aplikasi pembelajaran seluler telah 
dikembangkan untuk menyediakan lingkungan belajar yang menarik 
untuk praktik keagamaan seperti doa wajib (Hakim et al., 2023). Internet 
dan teknologi seluler telah mempengaruhi praktik keagamaan dengan 
memikirkan kembali aspek lingkungan dan kelompok agama, seperti 
identitas, otoritas, dan komunitas (Bosch & Micó, 2023). Dalam konteks 
Pendidikan Tinggi Islam Negara, aplikasi konsultasi ustadz telah dirancang 
untuk memfasilitasi ulama dalam berkhotbah dan menjawab masalah-
masalah masyarakat (Agung et al., 2022). Selain itu, aplikasi mobile telah 
digunakan untuk memperluas interaksi dan komunikasi agama, menyajikan 
dakwah dan nilai-nilai Islam secara praktis dan modern (Husnudldlon, 
2022).
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Dalam ekonomi digital, simbol-simbol keagamaan juga menjadi 
bagian dari strategi pemasaran, muncul dalam iklan atau sebagai bagian 
dari identitas merek. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang 
komodifikasi dan penggunaan komersial dari elemen-elemen keagamaan 
yang sakral. Komodifikasi adalah proses mengubah barang atau jasa menjadi 
komoditas yang dapat dibeli dan dijual. Ini melibatkan menetapkan nilai 
moneter untuk sesuatu yang mungkin memiliki makna atau tujuan yang 
berbeda. Konsep komodifikasi sering dibahas dalam kaitannya dengan 
produksi budaya, seperti seni dan simbol. Beberapa berpendapat bahwa 
komodifikasi dapat menyebabkan hilangnya fungsi kritis dan regulatif 
seni (Oliinyk, 2020). Yang lain berpendapat bahwa makna pasar dan 
uang dibangun secara sosial dan dapat berbahaya atau mahal (Brennan & 
Jaworski, 2015). Pendukung argumen semiotik menentang komodifikasi 
menyarankan bahwa itu menandakan pilihan nilai dalam barang-barang 
tertentu, yang mungkin bermasalah (Booth, 2018). Proses komodifikasi 
juga dapat menyebabkan penyebaran disinformasi dan mengaburkan 
makna aslinya (Keloğlu-İşler & Bayram, 2014). Secara keseluruhan, 
komodifikasi memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek masyarakat, 
termasuk tenaga kerja, barang, dan sumber daya (Belk, 2020).

Platform digital menawarkan kesempatan unik untuk dialog 
antaragama, di mana simbol-simbol keagamaan dapat dibahas dan 
diinterpretasikan dalam konteks yang lebih inklusif. Ini memungkinkan 
pemahaman yang lebih dalam tentang makna simbol tersebut di antara 
pengikut agama yang berbeda. Simbol agama berfungsi sebagai sarana 
dialog dalam berbagai konteks. Penggunaan simbol dalam dialog 
antaragama dipandang sebagai cara untuk membangun pemahaman dan 
mempromosikan koeksistensi damai. Studi Heyden meneliti contoh-contoh 
historis dialog agama, menyoroti ketegangan antara mendengar orang lain 
yang religius, membatasi identitas agama sendiri, dan kontradiksi dalam 
sistem keagamaan (Heyden, 2022). Senyushkina menekankan peran 
budaya dan nilai-nilai bersama dalam dialog politik, khususnya dalam 
konteks Rusia dan Negara-negara Eropa Tengah dan Timur (Senyushkina, 
2017). Sementara penelitian Mubanga berfokus pada pentingnya dialog 
antara Kristen dan Muslim, menyoroti perlunya rasa hormat, penerimaan, 
dan resolusi konflik (Mubanga, 2022). Artikel Hirnyak mengeksplorasi 
penggunaan intertekstualitas Alkitab dalam karya sastra Lesya Ukrainka, 
menunjukkan bagaimana simbol-simbol dari Kitab Suci berkontribusi pada 
perdebatan intelektual (Hirnyak, 2022). Studi Lazzarotti meneliti dialog 
antara kosmologi Katolik dan budaya Taiwan melalui adaptasi simbol-
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simbol Kristen dan kosmologi dalam tradisi lokal (Lazzarotti, 2022).

2. Simbol Keagamaan dalam Identitas Pribadi dan Komunal

Simbol-simbol kkeagamaan sering kali digunakan dalam fashion 
sebagai ekspresi keyakinan dan identitas pribadi. Misalnya, mengenakan 
salib atau jilbab bukan hanya pernyataan mode tetapi juga manifestasi 
visual dari komitmen spiritual seseorang. Penggunaan simbol-simbol ini 
dalam fashion memungkinkan individu untuk mengkomunikasikan afiliasi 
agama mereka kepada dunia luar, sekaligus mempertahankan koneksi 
pribadi dengan keyakinan mereka. Simbol agama digunakan dalam 
mode untuk mencerminkan budaya, nilai-nilai, dan ajaran agama tertentu 
(Thakur, 2022). Seniman dan desainer telah mengambil inspirasi dari 
agama sepanjang sejarah, menggunakan simbolisme agama dalam kreasi 
mereka (Boer & Melsa N., 2018). Penggunaan simbol agama dalam mode 
terkadang dapat menciptakan konflik dengan nilai-nilai sosial, seperti yang 
terlihat dalam persepsi gaya berpakaian seperti Jilboobs dan gaun skimpy 
di kalangan siswa laki-laki (Coleby Delgdao, 2021). Religiusitas, atau 
kepercayaan konsumen terhadap agama, dapat memengaruhi pengetahuan 
mode dan nilai yang dirasakan konsumen dari produk fashion Muslim, 
mempengaruhi niat perlindungan (Kusumawati et al., 2019). Pameran 
“Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” memamerkan 
penggunaan simbol-simbol agama dalam mode, dengan desainer terkenal 
mengambil inspirasi dari seni suci dan karya langka dari Vatikan (Da Silva, 
2018).

Tato dengan simbol keagamaan seperti Om, salib, bintang Daud, atau 
ayat suci menjadi semakin populer sebagai cara untuk mengekspresikan 
spiritualitas secara permanen pada tubuh. Tato ini sering kali mewakili 
momen pencerahan, dedikasi terhadap jalur spiritual tertentu, atau pengingat 
akan nilai-nilai yang ingin dihidupi oleh pemakainya. Tato dipandang 
sebagai bentuk ekspresi spiritual dalam berbagai budaya. Dalam konteks 
globalisasi dan digitalisasi, individu bertato menggunakan tato sebagai 
sarana untuk mengkomunikasikan identitas mereka, menggabungkan 
unsur-unsur budaya yang berbeda ke dalam proyek pribadi mereka 
(Černikovaitė & Mitkutė, 2023). Pada mahasiswa Kristen evangelis, tato 
dianggap sebagai ekspresi spiritual daripada tindakan pemberontakan 
atau penyimpangan (Firmin et al., 2008). Tom Vater dalam “Sacred Skin; 
Thailand’s Spirit Tattoos” (2011) menguraikan dalam tradisi Thailand, tato 
yang diterima dari biksu Buddha diyakini membawa kekuatan spiritual 



110

dan bertindak sebagai jimat untuk perlindungan dan pemberdayaan. Dalam 
budaya Barat, telah terjadi peningkatan tato yang terinspirasi oleh naskah 
dan spiritualitas Tibet, yang menimbulkan pertanyaan tentang apropriasi 
budaya dan persimpangan tato dan kepercayaan agama (Maloney & Koch, 
2020). Secara keseluruhan, tato dapat berfungsi sebagai cara bagi individu 
untuk mengekspresikan spiritualitas dan keyakinan mereka, apakah itu 
melalui identitas pribadi, signifikansi agama, atau mencari perlindungan 
dan bimbingan dari alam spiritual.

Dalam banyak komunitas, simbol keagamaan berfungsi sebagai 
titik fokus yang menyatukan anggota. Misalnya, penggunaan simbol 
tertentu dalam upacara atau tempat ibadah tidak hanya memperkuat rasa 
kebersamaan tetapi juga menegaskan identitas dan nilai-nilai bersama yang 
dianut oleh komunitas tersebut. Simbol agama berfungsi sebagai elemen 
pemersatu dalam berbagai agama, mencerminkan nilai-nilai moral, ajaran, 
dan budaya masyarakat (Dadosky, 2010). Simbol-simbol ini menciptakan 
etos resonansi dan menumbuhkan solidaritas di antara para pengikut, 
sementara juga menyatukan mereka dengan kemanusiaan (Alimkulov, 
2020). Mereka berfungsi sebagai alat penjelasan, menyampaikan makna 
sakral dan transendensi (Thakur, 2022). Simbol-simbol berbeda antar 
agama dan konteks sosial, membawa signifikansi sosial dan politik 
langsung (Kokosalakis, 2001). Ikon, khususnya, memiliki signifikansi 
teologis dan budaya, menggambarkan peristiwa dan tema dengan fokus 
pada wajah manusia . Memahami drama konkret kehidupan sehari-hari 
sangat penting untuk menafsirkan simbol-simbol ini dengan benar . Dengan 
menggunakan simbol-simbol unik, agama menggambarkan budaya, jiwa, 
dan seni mereka, menciptakan rasa identitas dan kepemilikan ]. Pentingnya 
simbol agama terletak pada kemampuan mereka untuk menyatukan orang, 
mempromosikan pemahaman, dan menyampaikan kebenaran spiritual.

Festival keagamaan sering kali disertai dengan display simbol-
simbol keagamaan yang kaya, seperti lampu Diwali, menorah Hanukkah, 
atau pohon Natal. Simbol-simbol ini tidak hanya meningkatkan 
pengalaman spiritual dari perayaan tetapi juga memperkuat ikatan 
komunal melalui partisipasi bersama dalam tradisi. Simbol agama dalam 
festival dan acara terkait melayani lebih dari sekadar fungsi dekoratif. 
Mereka dapat melunakkan evaluasi pertemuan kegagalan layanan, 
terutama di antara individu dengan pendidikan agama, tetapi hanya ketika 
kegagalan diarahkan pada diri sendiri. Namun, ketika kegagalan layanan 
diamati dan penerima dianggap rentan, kehadiran simbol-simbol agama 



111

sebenarnya dapat memperkuat evaluasi kegagalan tersebut. Efek bermata 
dua simbol pada evaluasi layanan ini menyoroti kompleksitas hubungan 
ritual-media dalam festival keagamaan. Selain itu, festival keagamaan 
memainkan peran penting dalam memperkuat ikatan komunitarian lintas 
wilayah dan dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan warisan budaya 
dan pengembangan pariwisata. Kegiatan organisasi dan promosi yang 
efektif sangat penting untuk keberhasilan festival keagamaan dalam hal 
menghasilkan pendapatan dan membangun citra. (Dowson, 2021, Newton 
et al., 2018, Patrick, 2023).

Studi kasus dapat dilihat Gerakan Rastafarianisme yang menggunakan 
simbol-simbol seperti singa Yehuda, bendera Rastafari, dan ganja sebagai 
sarana ekspresi spiritual dan politik. Singa Yehuda mewakili keberanian 
dan kekuatan, bendera Rastafari dengan warna merah, hijau, dan emas 
mengkomunikasikan nilai-nilai kemerdekaan dan kedamaian, sementara 
ganja digunakan dalam ritual sebagai sarana untuk mencapai kesadaran 
spiritual yang lebih tinggi. Rastafarianisme menggabungkan berbagai 
simbol agama. Warna Marcus Garvey, hijau, kuning, dan merah, bersama 
dengan Singa Yehuda, umumnya dikaitkan dengan gerakan (Tomei, 2023). 
Rambut gimbal, rambut kusut, memiliki makna spiritual dalam komunitas 
Rastafari dan dipandang sebagai manifestasi perjanjian dengan Jah, Sang 
Pencipta (Chawane, 2014)which are displayed in the attires worn by both 
Rastafarians and non-Rastafarians. While practices of symbolic investment 
include the growing of dreadlocks, and the use of “ganja” (marijuana. 
Simbol dan bahasa Rastafarianisme telah mendapatkan popularitas di 
Afrika Selatan, dengan warna Marcus Garvey ditampilkan dalam pakaian 
dan penggunaan “ganja” sebagai sakramen (Glace & Waldstein, 2022). 
Gerakan ini juga mementingkan konsep tanah, dengan simbol-simbol 
seperti Ethiopia, Afrika, Babel, Sion, dan Jamaika mewakili lokasi fisik 
dan pembentukan identitas ideologis (Hewitt, 2016). Simbol-simbol dan 
praktek-praktek ini membantu memperkuat identitas Rastafarian dan 
mempromosikan persatuan dalam gerakan (Stratford, 2011).

Pada kasus lain seperti subkultur punk, penggunaan simbol 
keagamaan seperti salib terbalik sering kali dimaksudkan sebagai 
pernyataan anti-establishment atau kritik terhadap institusi keagamaan. 
Namun, bagi beberapa individu, simbol-simbol ini juga dapat mewakili 
pencarian pribadi untuk makna di luar struktur keagamaan tradisional. 
Seniman punk, khususnya wanita, menggunakan ikonografi agama yang 
terkait dengan erotisme untuk menantang nilai-nilai yang mapan dan 
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struktur gender (Garrigós, 2017). Mode tradisional perilaku dan afiliasi 
agama ditolak demi cita-cita kunci yang ditemukan dalam budaya populer, 
termasuk dalam subkultur punk (Stewart, 2017). Penelitian tentang agama 
di punk menyoroti kehadiran Kekristenan evangelis dan menekankan 
pentingnya hubungan dalam musik punk (Abraham, 2022). Reaksi 
eksplosif terhadap “Punk Prayer” sebagai tindakan religius adalah karena 
penggunaan suara, ruang, dan simbol Ortodoks, serta posisi yang dirasakan 
para pelakunya dan peran gender dalam membentuk persepsi (Shevzov, 
2014). Studi Eileen Luhr dalam “Punk, Metal and American Religions” 
(2010) menguatkan seniman heavy metal dan punk rock mengekspresikan 
berbagai keyakinan agama, dan subkultur berbasis musik seperti metal 
dan straight edge dapat berfungsi sebagai agama ekstra-institusional, 
memberikan identitas, komunitas, dan kode etika.

Kesimpulannya, simbol-simbol keagamaan dalam identitas 
pribadi dan komunal memainkan peran penting dalam ekspresi spiritual, 
pembentukan komunitas, dan dialog antarkelompok. Melalui fashion, 
tato, perayaan, dan lebih lagi, simbol-simbol ini memfasilitasi ekspresi 
keyakinan yang kaya dan dinamis, sambil juga memperkuat ikatan sosial 
dan komunal. Studi kasus dari berbagai gerakan dan subkultur menunjukkan 
keragaman cara simbol keagamaan digunakan dan diinterpretasikan, 
menyoroti kekuatan mereka dalam mempengaruhi identitas dan komunitas.

3. Simbol Keagamaan dalam Dialog dan Konflik Antaragama

Simbol-simbol keagamaan dapat menjadi alat yang ampuh dalam 
dialog antaragama, menyediakan titik awal untuk diskusi yang mendalam 
tentang keyakinan dan tradisi yang berbeda. Melalui pemahaman bersama 
tentang makna simbol-simbol ini, individu dari berbagai latar belakang 
keagamaan dapat menemukan dasar bersama dan menghargai keragaman 
spiritualitas manusia. Simbol agama memiliki potensi untuk membangun 
jembatan pemahaman antara disiplin ilmu dan budaya yang berbeda. 
Studi ilmiah tentang simbol, hubungannya dengan bahasa, nilai-nilai, 
dan budaya, menawarkan bidang yang menjanjikan untuk studi ilmiah 
baru tentang agama yang mempromosikan interdisipliner dan kerja sama 
(Oviedo, 2016). Dalam konteks psikoterapi, penggunaan metafora dan 
referensi simbol agama dapat menjalin kontak yang baik dengan klien 
religius dan meningkatkan keberhasilan terapeutik (Olenichenko, 2023). 
Simbolisme agama adalah fenomena universal yang mencerminkan nilai-
nilai moral, ajaran, dan budaya masyarakat (Thakur, 2022). Studi agama 
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dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan 
berpikir kritis dan menjembatani kesenjangan inklusi dengan memasukkan 
semua tradisi agama dan spiritual (Lovern, 2018). Konsep simbol agama 
memiliki sejarah yang kaya dalam peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, 
dan Roma, dan memahami esensi dan isinya dapat memberikan wawasan 
tentang maknanya saat ini (ALIMKULOV, 2020).

Dalam konteks pendidikan antaragama, simbol keagamaan 
digunakan untuk mengajarkan tentang kepercayaan dan praktik agama 
lain. Ini membantu mengurangi prasangka dan mempromosikan rasa 
hormat serta toleransi, dengan memberikan wawasan tentang nilai-
nilai dan prinsip yang mendasari agama lain. Simbol-simbol agama di 
ruang pendidikan telah menjadi subjek penelitian dan diskusi kebijakan. 
Pelarangan kerudung Islam di sekolah-sekolah Prancis telah dipelajari 
untuk memahami pengaruhnya terhadap hasil pendidikan. Larangan 
itu ditemukan memiliki efek positif pada kelulusan sekolah menengah, 
terutama bagi perempuan dengan latar belakang Muslim (De Giorgi, 2023). 
Sebuah arahan pada tahun 1994 yang mewajibkan larangan simbol-simbol 
agama di sekolah-sekolah Prancis menghasilkan peningkatan pencapaian 
pendidikan bagi perempuan Muslim, serta peningkatan pernikahan dengan 
penduduk asli dan jumlah anak-anak (Pinotti, 2023). Namun, sebuah studi 
tentang efek dari kebijakan 2004 yang secara definitif melarang kerudung 
di sekolah-sekolah Prancis menemukan efek yang lebih kecil, mungkin 
karena norma yang sudah tersebar luas untuk tidak mengenakan kerudung 
(Thakur, 2022). Masalah simbol agama di sekolah umum sering diabaikan 
tetapi perlu dimasukkan dalam pertimbangan akademis dan politik agama 
dan pendidikan (Moe, 2019). 

Terkadang, simbol keagamaan dapat menjadi titik konflik, terutama 
ketika digunakan untuk menandai perbedaan eksklusif atau digunakan 
dalam konteks pelecehan atau penghinaan terhadap kelompok lain. Kasus 
seperti pembakaran kitab suci atau penodaan tempat ibadah menunjukkan 
bagaimana simbol keagamaan bisa menjadi pusat. Simbol memainkan 
peran penting dalam mengekspresikan makna dan mewakili konflik dalam 
berbagai konteks. Dalam karya-karya Pema Tseden, simbol-simbol seperti 
ruang, gambar, dan warna digunakan untuk menggambarkan konflik 
antara peradaban material modern dan peradaban tradisional Tibet (Tie, 
2022). Demikian pula, penggunaan ritual dan simbol yang disengaja telah 
diidentifikasi sebagai alternatif yang layak untuk resolusi konflik dan 
pembangunan perdamaian (Essien, 2020). Chantha Thanawattanawong 
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(2019) dalam “The effects of symbolism on a social movement: the wang 
sapung gold mining conflict in loei province, Thailand” mengungkap 
dalam industri pertambangan, simbol yang diciptakan oleh gerakan anti-
penambangan emas telah membantu mengatasi konflik dan mendukung 
identitas kolektif, yang mengarah pada gerakan sosial tanpa kekerasan. 
Simbol juga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas 
nasional dan perlawanan terhadap pengaruh eksternal, seperti yang terlihat 
dalam kasus Ukraina selama perang Rusia-Ukraina (Голденштейн, 2023).

Dalam beberapa kasus, simbol keagamaan tertentu terintegrasi ke 
dalam identitas nasional, yang dapat menyulut ketegangan dengan kelompok 
yang tidak mengidentifikasi dengan simbol tersebut. Penggunaan simbol 
keagamaan dalam bendera, lagu kebangsaan, atau simbol negara lainnya 
sering kali menimbulkan debat tentang inklusivitas dan representasi. 
Simbol agama memainkan peran penting dalam pembentukan identitas 
nasional (Tokrri et al., 2022, Dr. Mrinalini Thaker, 2022). Simbol, seperti 
bendera, mewakili identitas kolektif suatu bangsa dan sering mengandung 
simbol-simbol agama, seperti salib atau bulan sabit (Sahraee & Khayatan, 
2019). Hülya Eşki Uğuz (2015) dalam “Symbols in the Formation 
of National Identity: Evaluation on Turkey in the Early Republican 
Period” mengungkapkan simbol-simbol ini tidak hanya artefak budaya 
tetapi juga mengkomunikasikan makna dan keyakinan bawah sadar. 
Mereka terkait dengan budaya, warisan, dan sejarah suatu bangsa, dan 
merupakan bagian dari kesadaran manusia kolektif. Penggunaan simbol 
dalam pembentukan identitas nasional melibatkan redefinisi negara dan 
masyarakat, menggantikan simbol-simbol sebelumnya dengan yang 
baru yang selaras dengan prinsip-prinsip bangsa . Namun, penting untuk 
dicatat bahwa simbol-simbol agama, terutama yang terkait dengan Islam, 
telah memainkan peran kunci dalam pembentukan identitas nasional, 

bertentangan dengan pendapat umum.

Simbol-simbol agama dan kasus dialog di Ayodhya telah menjadi 
masalah yang diperdebatkan di India. Perselisihan Ayodhya, yang berpusat 
di sekitar Masjid Babri, telah menyoroti kegagalan negara India untuk 
melindungi situs-situs suci dan mencegah kekerasan agama (Patnaik 
& Mudiam, 2014). Menurut Christu Rajamony (2007) dalam “Sacred 
sites and international law : a case study of the Ayodhya dispute”, hak 
atas kebebasan beragama telah muncul sebagai wacana hukum kunci 
dalam perselisihan ini, dengan penentangan terhadap pluralisme agama 
dilancarkan melalui kerangka hukum sekularisme. Perselisihan Ayodhya 
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juga memperdalam krisis sekularisme di India, karena keluhan agama telah 
terlibat dalam proses hukum daripada diselesaikan melalui dialog (Kapur, 
2024). Perkembangan sejarah dan budaya Ayodhya sebagai kota suci 
bagi berbagai agama, termasuk Hindu, Jainisme, Buddhisme, Sikhisme, 
dan Islam, semakin memperumit masalah ini (Singh & Kumar, 2020). 
Kebutuhan untuk dialog dengan pihak-pihak yang bersaing mengenai 
isu-isu kontroversial seperti sengketa Ayodhya diakui, tetapi ketakutan 
untuk melegitimasi fundamentalisme agama telah menghambat kemajuan 
menuju masyarakat yang benar-benar moderat.

4. Adaptasi Simbol Keagamaan dalam Seni dan Budaya  
    Populer

Simbol agama sering diadaptasi dan diubah dalam seni dan budaya 
populer (Radermacher, 2022). Adaptasi ini dapat dilihat dalam berbagai 
bentuk, seperti lukisan, desain grafis, dan adaptasi novel grafis (Burke, 
2022). Seniman dan pencipta menggunakan simbol agama untuk 
menyampaikan pesan, menciptakan etos resonan, dan mencerminkan 
nilai-nilai moral dan ajaran agama atau masyarakat tertentu . Penggunaan 
simbol-simbol agama dalam budaya populer dapat bersifat konvensional 
dan lucu, seringkali dengan sifat (otomatis) ironis . Namun, makna simbol-
simbol ini dalam budaya populer dapat ambivalen, karena mereka dapat 
mengalami proses desakralisasi dan desimbolisasi sementara juga diubah 
dan diciptakan baru . Adaptasi simbol agama dalam budaya populer dapat 
memicu refleksi pribadi dan melibatkan individu dalam percakapan tentang 
gender, masyarakat, dan norma agama.

Penciptaan karya seni yang menggabungkan atau terinspirasi oleh 
simbol-simbol agama adalah praktik umum dalam berbagai budaya 
dan agama. Seniman menggunakan citra dan motif keagamaan untuk 
mengangkat pikiran ke spiritual dan menyampaikan nilai-nilai budaya 
dan moral dari agama tertentu (Shabir et al., 2023). Simbolisme agama 
telah digunakan sepanjang sejarah untuk mewakili arketipe, peristiwa, 
dan fenomena alam yang terkait dengan agama yang berbeda (Krause, 
2022). Dalam beberapa kasus, seniman menggunakan inspirasi ilahi 
untuk memastikan keaslian dan kesetiaan ikon dan gambar keagamaan. 
Simbolisme sebagai gerakan artistik juga telah mengeksplorasi 
penggunaan gambar religius dan mitologis untuk menyampaikan elemen 
metafisik dan mistis dari keberadaan (Lazorevych, 2022). Seni modern 
terus menumbuhkan simbolisme suci, menggabungkan makna tradisional 
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dari agama-agama dunia seperti Buddhisme, Kristen, dan Islam.

Representasi dan interpretasi ulang simbol-simbol agama dalam 
budaya populer adalah fenomena yang kompleks dan beragam. Masyarakat 
pasca-modern, yang dicirikan oleh globalisasi dan digitalisasi, telah 
menyebabkan munculnya budaya global yang melampaui batas-batas 
tradisional dan menggabungkan unsur-unsur kesucian dari berbagai budaya 
(Casvean, 2020). Budaya populer telah ditemukan menggabungkan simbol-
simbol agama dalam berbagai cara, mulai dari penggunaan konvensional 
dan ilustrasi hingga yang mencemooh dan mengejek (Radermacher, 2022). 
Hubungan antara agama dan budaya populer bukanlah perpecahan batas-
batas, melainkan negosiasi makna dan perbedaan antara domain agama 
dan non-agama (Kołodziejska, 2013). Manifestasi budaya kontemporer, 
khususnya di Amerika Serikat, mendaur ulang, mengintegrasikan, dan 
menafsirkan kembali pola, simbol, dan perilaku agama dalam budaya 
populer, termasuk bioskop (Fǎtu-Tutoveanu & Pintilescu, 2012). Dalam 
konteks religiusitas “populer”, simbol dan wacana yang terkait dengan 
perayaan keagamaan telah digunakan oleh faksi ideologis yang berbeda 
untuk tujuan mereka sendiri, seperti melegitimasi kediktatoran (Rina 
Simón, 2015).

Zareen Zahid Qureshi (2023) dalam “Case Study” menjelaskan studi 
kasus telah banyak digunakan di berbagai bidang untuk mengeksplorasi 
mata pelajaran yang berbeda. Dalam konteks simbolisme agama dalam 
seni, ada contoh studi kasus yang menganalisis ikonografi Penghakiman 
Terakhir, menggambarkan adegan-adegan seperti Yesus di Pohon Almond, 
Deisis dan Dua Belas Rasul, dan penimbangan jiwa. Studi kasus ini 
meneliti struktur komposisi dan elemen teologis dari karya seni ini, 
yang berakar pada fondasi alkitabiah (Muntean, 2022). Selain itu, ada 
studi kasus yang mengeksplorasi penggunaan simbolisme agama dalam 
serangkaian lukisan yang menggambarkan enam agama besar dunia, 
termasuk Hindu, Buddhisme, Kristen, Islam, Konfusianisme, dan Yudaisme 
(Thakur, 2022). Lukisan-lukisan ini secara kreatif menggambarkan 
simbolisme agama dalam gaya inovatif. Oleh karena itu, studi kasus dapat 
memberikan wawasan tentang peran sentral simbol agama dalam karya 
seni, memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang signifikansi 
budaya dan spiritual mereka.
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5. Simbol Keagamaan dalam Pendidikan dan Kurikulum

Simbol-simbol agama dalam pendidikan dan kurikulum telah menjadi 
bahan diskusi dan penelitian dalam berbagai konteks. Pengembangan 
kurikulum pendidikan agama di pesantren Islam, sekolah, dan madrasah 
melibatkan proses yang kompleks dan kontekstual, yang bertujuan untuk 
mencakup ajaran agama, etika, moral, dan penerapan nilai-nilai agama 
dalam kehidupan sehari-hari (Khakim et al., 2023). Dalam sejarah 
pendidikan Amerika, kurikulum agama memainkan peran penting, 
tetapi pengaruhnya telah berkurang dari waktu ke waktu karena faktor-
faktor seperti keragaman agama, sekularisasi, dan masalah konstitusional 
(Royer & Bindewald, 2022). Efek kebijakan mengenai simbol agama 
dalam pendidikan telah dipelajari, dengan temuan menunjukkan dampak 
yang berbeda pada pencapaian pendidikan dan peluang integrasi bagi 
perempuan Muslim (Pinotti, 2023). Masalah simbol agama di sekolah 
umum sering diabaikan tetapi perlu dimasukkan dalam pertimbangan 
akademis dan politik agama dan pendidikan (Črnič & Pogačnik, 2019). 
Diskusi tentang pendidikan agama dan kurikulum dipengaruhi oleh 
proses sosial dan budaya, seperti sekularisasi, migrasi, dan digitalisasi, 
dan merupakan bagian dari perang budaya yang sedang berlangsung dan 
tantangan pendidikan (von Brömssen & Nixon, 2020).

Pendidikan multikultural mempromosikan pemahaman lintas budaya 
dengan mengintegrasikan simbol-simbol agama dalam kurikulum (Naz et 
al., 2023). Ini membantu siswa menghargai dan memahami keragaman 
sosial, ras, agama, dan sosial (Putri et al., 2023). Melalui studi budaya dan 
pengalaman orang lain, siswa dapat menumbuhkan empati dan mendapatkan 
pemahaman yang lebih dalam tentang perspektif yang berbeda (Gube, 
2023). Pendidikan multikultural juga bertujuan untuk mengembangkan 
keterampilan komunikatif antar budaya dan menumbuhkan rasa hormat 
terhadap perbedaan. Ini mempersiapkan peserta didik untuk hidup dalam 
masyarakat yang beragam dan mempromosikan interaksi di antara kelompok 
budaya yang berbeda (Tamang, 2022). Dengan menerapkan pendekatan 
multikultural terhadap pendidikan, sekolah menciptakan lingkungan 
inklusif di mana setiap individu diperlakukan dengan bermartabat dan 
hormat . Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan hak 
asasi manusia tetapi juga membantu membentuk generasi siswa yang lebih 
toleran, terbuka, dan siap menghadapi dunia yang beragam.

Memasukkan simbol agama dalam kurikulum dapat memiliki potensi 
manfaat dan kelemahan bagi pemahaman siswa tentang nilai-nilai agama. 
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Di satu sisi, ini dapat memberikan representasi visual dari ajaran dan 
praktik keagamaan, membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman 
yang lebih dalam tentang iman mereka (“Panel Discussion of: Religious 
Symbols in Schools,” 2023). Hal ini juga dapat mempromosikan penerapan 
nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, mendorong perkembangan 
moral dan etika (Khakim et al., 2023). Selain itu, dimasukkannya simbol 
agama dalam kurikulum dapat berkontribusi pada lingkungan belajar 
yang lebih inklusif dan beragam, memungkinkan siswa untuk belajar 
tentang tradisi agama yang berbeda dan mempromosikan toleransi dan 
rasa hormat (Moe, 2019). Di sisi lain, ada tantangan yang terkait dengan 
memasukkan simbol-simbol agama, seperti kebutuhan untuk menavigasi 
perubahan sosial dan budaya dan memastikan integrasi pendidikan agama 
dengan kurikulum umum (Črnič & Pogačnik, 2019). Selain itu, ada risiko 
instrumentalisasi pendidikan agama untuk tujuan politik, yang dapat 
merusak studi agama yang tidak bias dan komparatif (Kurniatullaila 
& Albahri, 2022). Secara keseluruhan, pertimbangan dan kolaborasi 
yang cermat di antara para pemangku kepentingan diperlukan untuk 
memaksimalkan manfaat dan mengatasi potensi kelemahan memasukkan 

simbol agama dalam kurikulum.

Studi kasus pada sekolah Muhammadiyah dianggap telah berhasil 
melaksanakan program pendidikan yang mengintegrasikan simbol-simbol 
agama untuk tujuan pendidikan. Program-program ini bertujuan untuk 
memperkuat karakter agama melalui berbagai kegiatan seperti pembiasaan, 
materi khotbah, pujian dan nasihat, dan penilaian (Amalia Irfani et al., 
2023). Guru memainkan peran penting dalam menginternalisasi nilai-nilai 
Islam pada siswa dengan melayani sebagai panutan, mengintegrasikan 
nilai-nilai Islam ke dalam budaya sekolah dan mata pelajaran umum, 
dan membina kerja sama antara sekolah dan orang tua (Kartikasari et al., 
2023). Selain itu, pesantren Muhammadiyah telah menerapkan model 
integratif-interkoneksi dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam, yang 
menggabungkan teks-teks agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 
budaya etik-emansipatif untuk menciptakan pembelajaran dan pemahaman 
yang komprehensif (Suyatno et al., 2023). Integrasi pemikiran pendidikan 
Ibnu Sina di sekolah-sekolah Muhammadiyah juga telah diamati, dengan 
guru memasukkan konsep-konsepnya ke dalam perencanaan pembelajaran 
dan menerapkan metode pengajaran yang kreatif dan menarik (Zahroh et 
al., 2023). Program pendidikan yang sukses ini menunjukkan efektivitas 
mengintegrasikan simbol-simbol agama untuk tujuan pendidikan di 
sekolah-sekolah Muhammadiyah.
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6. Simbol Keagamaan dan Aktivisme Sosial

H. Leyerzapf dalam “Religious Conviction & Social Activism 
Muslim Women in Rotterdam” (2008) mengungkapkan simbol agama 
dan aktivisme sosial terkait dalam beberapa cara. Simbol telah digunakan 
sepanjang sejarah untuk mengekspresikan ide-ide ideologis dan filosofis, dan 
mereka sering memiliki kekuatan emosi yang kuat yang dapat menyatukan 
orang dalam tujuan yang sama. Dalam kasus kelompok aktivis keadilan 
sosial agama, simbol dan ritual memainkan peran dalam mengembangkan 
komitmen budaya untuk aktivisme berkelanjutan dalam jemaat (Sen, 
2011). Selain itu, komitmen agama dapat menyebar ke luar ke demonstrasi 
fisik aktivisme, seperti yang terlihat dalam kisah hidup wanita Belanda-
Maroko yang mempromosikan kesetaraan gender (J. D. Delehanty, 2016). 
Selanjutnya, aktivis Katolik Amerika progresif telah menggunakan iman 
mereka untuk terlibat dalam berbagai gerakan keadilan sosial, membentuk 
lanskap Katolik Amerika dan menekan hierarki Katolik untuk mengambil 
sikap dalam masalah sosial (J. Delehanty, 2020). Secara keseluruhan, 
simbol dan komitmen agama dapat berfungsi sebagai motivator yang kuat 
untuk tindakan sosial dan dapat membantu memobilisasi emosi kolektif 
menuju aktivisme massa.

Simbol agama digunakan dalam kampanye dan gerakan sosial 
untuk menyampaikan pesan dan membangun solidaritas. Simbol-simbol 
ini membantu menciptakan etos resonan yang mencerminkan nilai-nilai 
moral, ajaran, dan budaya masyarakat (Wilcox & Fortelny, 2010). Mereka 
berfungsi sebagai simbol unik yang menggambarkan berbagai aspek 
budaya dan jiwa agama, termasuk arketipe, peristiwa, fenomena alam, 
dan seni. Menurut Sophie Schönberger dalam “Religious Groups and 
Social Movements in Latin America” (2023), penggunaan simbol-simbol 
agama dalam kampanye dan gerakan sosial dapat memobilisasi massa dan 
mengarahkan pilihan politik. Mereka digunakan sebagai kendaraan untuk 
mendapatkan kepentingan politik dan membangun politik identitas, bukan 
terkait dengan sikap atau ritual keagamaan (Zaluchu et al., 2019). Selain 
itu, simbol-simbol agama dalam gerakan sosial dapat menumbuhkan 
solidaritas di antara para pengikut dan menyatukan mereka dengan 
kemanusiaan . Kehadiran simbol-simbol agama baik dalam konteks agama 
maupun non-agama menyoroti signifikansi mereka dalam menyampaikan 
pesan dan menciptakan rasa memiliki dan persatuan.

Simbol agama memainkan peran penting dalam mempromosikan 
etika, keadilan sosial, dan masalah lingkungan. Mereka berfungsi sebagai 
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representasi unik dari budaya dan jiwa agama tertentu, mencerminkan 
nilai-nilai moral dan ajarannya (Abumoghli, 2023). Simbol-simbol ini 
membantu menciptakan etos resonan dalam masyarakat, menumbuhkan 
rasa persatuan dan nilai-nilai bersama. Selain itu, nilai-nilai agama 
dan sistem kepercayaan, sering disampaikan melalui simbol, dapat 
melengkapi pendekatan ilmiah dan teknologi dalam mengatasi tantangan 
lingkungan (Thakur, 2022). Mereka menekankan pentingnya hidup 
selaras dengan alam dan dapat menginspirasi individu untuk mengadopsi 
perilaku dan kebijakan yang mengurangi dampak lingkungan (Rahman 
& Bukhori, 2022). Selain itu, organisasi keagamaan dan pendeta dapat 
berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran akan literasi lingkungan dan 
mempromosikan etika lingkungan (“The Role of Abrahamic Religions 
in Solving Modern Environmental Problems,” 2022). Mereka dapat 
memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran ekologis orang 
percaya dan mendorong tanggung jawab moral terhadap lingkungan 
(Gusha & Gusha, 2022). Secara keseluruhan, simbol dan nilai-nilai agama 
memiliki potensi untuk menginspirasi individu dan komunitas untuk 
memprioritaskan etika, keadilan sosial, dan masalah lingkungan dalam 
tindakan dan proses pengambilan keputusan mereka.

Aktivisme agama yang mengandalkan simbol-simbol agama dapat 
dilihat dalam berbagai konteks. Dalam masyarakat pasca-Soviet, ada 
tanggapan lokal non-elitis yang menantang wacana dominan dan peraturan 
agama, yang dapat dianggap sebagai aktivisme agama (Darieva & Kormina, 
2023). Aktor evangelis, khususnya yang terkait dengan neo-progresivisme 
evangelis, telah memanfaatkan aksi protes kolektif dan advokasi politik 
untuk membangun kekuatan mereka di ruang publik (Pérez-Vela, 2022). 
Bidang aktivisme agama progresif, juga dikenal sebagai “Kiri Agama,” 
menarik beragam peserta dan sering terlibat dalam koalisi multiagama, 
menunjukkan penggunaan simbol-simbol agama dalam gerakan 
sosial progresif (Braunstein et al., 2022). Meskipun tidak disebutkan 
secara eksplisit, dapat disimpulkan bahwa aktivis agama progresif ini 
menggunakan simbol-simbol agama dalam aktivisme mereka. Contoh-
contoh ini menyoroti cara-cara di mana simbol-simbol agama digunakan 
dalam aktivisme, apakah itu menantang wacana dominan, terlibat dalam 
advokasi politik, atau berpartisipasi dalam gerakan sosial.
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7. Teknologi Baru dan Simulasi Simbol Keagamaan

Teknologi virtual dan augmented reality telah dieksplorasi dalam 
konteks pengalaman spiritual dan religius. Teknologi ini telah digunakan 
untuk menyampaikan konten warisan budaya keagamaan, seperti tur 
virtual situs suci dan aplikasi augmented reality di masjid-masjid (Hwang 
et al., 2023, Hassan & Rakib, 2023). Penggunaan virtual reality (VR) 
dan augmented reality (AR) dapat meningkatkan pengalaman spiritual 
dengan menyediakan lingkungan yang imersif dan interaktif (Ansari et al., 
2023). Misalnya, VR dan AR dapat menambah lingkungan fisik dengan 
citra yang dihasilkan secara digital, menawarkan pengalaman positif bagi 
wisatawan yang mengunjungi tempat-tempat suci (Mansour, 2022). Selain 
itu, penggunaan VR dan AR dalam materi pendidikan dapat mendukung 
proses pembelajaran dan menciptakan pengalaman belajar holistik 
(Chatzopoulou, 2022). Selanjutnya, efek cahaya dalam arsitektur sakral 
virtual telah dipelajari, menyoroti respons emosional dan pengalaman 
spiritual peserta . Teknologi ini memiliki potensi untuk meningkatkan 
pariwisata budaya dan agama, membuat warisan budaya dan agama lebih 
mudah diakses dan inklusif .

Penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk 
memahami dan menafsirkan simbol agama adalah topik yang menarik di 
bidang AI dan agama. Menurut Adam Santoro dalam “Symbolic Behaviour 
in Artificial Intelligence” (2021), para peneliti berpendapat bahwa jalan 
menuju AI yang fasih secara simbolis dimulai dengan menafsirkan kembali 
apa itu simbol dan bagaimana simbol-simbol itu muncul. Simbol dipandang 
sebagai entitas yang artinya ditetapkan oleh konvensi, dan mereka hanya 
simbol bagi mereka yang secara aktif berpartisipasi dalam konvensi ini. 
Disarankan bahwa penelitian AI harus mengeksplorasi keterlibatan sosial 
dan budaya sebagai alat untuk mengembangkan mesin kognitif yang 
diperlukan agar perilaku simbolis muncul (Vestrucci, 2022a). Selain itu, 
penerapan teknologi prover teorema otomatis pada argumen metafisik dan 
teologis telah menyebabkan pengamatan logis dan telah berkontribusi pada 
analisis batas-batas teologi alam dan hubungan antara agama dan STEM 
(Vestrucci, 2022b). Evaluasi dampak AI terhadap agama dan teologi 
dapat mengarah pada dialog interdisipliner yang kuat antara penelitian 
dalam agama dan penelitian di AI (Singler, 2017). Jordan Wales dalam 
“Metaphysics, Meaning, and Morality: A Theological Reflection on AI” 
(2022) mengungkap potensi gangguan dan revitalisasi agama kontemporer 
oleh AI, serta pertanyaan yang diajukan tentang kepribadian, membuat 
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studi AI dan agama relevan bagi para sarjana agama. Akhirnya, signifikansi 
moral dan metafisik dari teknik AI dapat dieksplorasi melalui lensa para 
pemikir kuno seperti Agustinus dari Hippo, menjelaskan penggunaan etis 
dan dampak AI dalam kaitannya dengan simbol agama.

Teknologi baru telah digunakan untuk mengeksplorasi dan 
mereproduksi simbol-simbol agama dalam berbagai proyek dan inisiatif. 
Studi Agama Digital telah meneliti interaksi antara pengguna teknologi 
dan ekspresi agama di dunia digital, yang mengarah pada munculnya 
pandangan, sistem, dan simbol agama baru yang berbeda dari wacana 
konvensional (Maulana, 2022). Nanoteknologi telah dipelajari dalam 
kaitannya dengan denominasi agama yang berbeda, dan reaksi terhadap 
nanoteknologi dapat diterjemahkan ke teknologi baru lainnya (Toumey, 
2020). Sebuah studi kasus berfokus pada praktik keagamaan digital 
Gereja Katolik di Brasil selama pandemi COVID-19, menganalisis praktik 
dan refleksi Gereja pada lingkungan digital. Studi ini mengeksplorasi 
pergeseran praktik keagamaan ke ruang digital dan redefinisi gagasan 
kehadiran dan partisipasi dalam jaringan. Penelitian juga telah meninjau 
dampak teknologi digital pada komunikasi agama dan bidang keagamaan 
online dan offline (Campbell, 2017). Selain itu, pengaruh teknologi digital 
pada gerakan aparitional Katolik dan cerita rakyat agama telah dieksplorasi, 
terutama dalam kaitannya dengan penciptaan dan penyebaran pesan dan 
perubahan status gambar ajaib (Grochowski, 2022)as well as specific 
forms of religious folklore related to it. I analyze the current methods of 
creating and disseminating various messages (texts, photos, films.

Inisiatif yang menggunakan AI untuk menganalisis dan 
menginterpretasi teks-teks suci, mengidentifikasi tema, simbol, dan pola 
yang muncul dalam literatur keagamaan. Proyek semacam ini dapat 
membantu dalam memahami bagaimana simbol-simbol keagamaan 
digunakan dan diinterpretasikan dalam berbagai konteks dan periode 
waktu. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis teks-teks 
agama mendapatkan daya tarik, dengan penelitian yang mengeksplorasi 
implikasi etika, integrasi ke dalam praktik keagamaan, analisis teks-
teks agama, fasilitasi dialog antaragama, dan dampak teologis AI pada 
penciptaan (“Artificial Intelligence As A Tool For Analyzing Literary Texts,” 
2023).  Menurut Yuli Andriansyah dalam “The Current Rise of Artificial 
Intelligence and Religious Studies: Some Reflections Based on ChatGPT” 
(2023), para sarjana semakin tertarik pada hubungan kompleks antara AI 
dan agama, seperti yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah publikasi 
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ilmiah tentang subjek ini. Model bahasa AI digunakan untuk meningkatkan 
dan memperluas penelitian tentang interpretasi teks, termasuk teks agama, 
di bidang-bidang seperti studi sastra, analisis wacana, studi media, studi 
film, psikologi, dan kecerdasan buatan (Neuman et al., 2022). Integrasi 
teknologi AI dalam analisis teks telah membuka cakrawala baru untuk 
analitik teks sastra, termasuk teks agama (Keikhosrokiani & Asl, 2022). 
Namun, masih ada kebutuhan untuk beasiswa lebih lanjut di bidang ini, 
karena studi saat ini terbatas (Mikherskii & Mikherskii, 2023).
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BAB V
Kesimpulan
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Simbol-simbol keagamaan, melalui konteks historis mereka, 
mewakili lebih dari sekadar artefak dari masa lalu; mereka adalah kunci 
untuk memahami bagaimana kepercayaan dan praktik keagamaan telah 
berkembang sepanjang sejarah. Dalam konteks historis, simbol-simbol 
ini tidak hanya menandakan identitas agama tetapi juga menggambarkan 
interaksi kompleks antara kepercayaan, budaya, dan kekuasaan politik 
sepanjang zaman. Melalui penelusuran evolusi simbol-simbol keagamaan, 
kita dapat mengungkap bagaimana transformasi sosial dan pertukaran 
budaya telah mempengaruhi interpretasi dan fungsi simbol-simbol tersebut 
dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa simbol keagamaan sering kali 
berfungsi sebagai cermin dari dinamika sosial dan spiritual suatu era, 
mengungkapkan wawasan yang mendalam tentang nilai-nilai, konflik, dan 
aspirasi komunitas yang menggunakannya.

Kerangka interpretatif dalam memahami simbol-simbol keagamaan 
menawarkan pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana simbol-
simbol tersebut diinterpretasikan dan dihidupi oleh individu dan 
komunitas. Pendekatan fenomenologi, semiotik, dan sosiokultural dalam 
analisis simbol keagamaan menekankan pada pentingnya konteks dalam 
menentukan makna dan signifikansi simbol-simbol tersebut. Melalui 
pendekatan interpretatif, kita dapat mengapresiasi keanekaragaman 
pengalaman keagamaan dan bagaimana simbol-simbol ini membantu 
dalam memediasi hubungan antara manusia dengan yang transenden. 
Interpretasi simbol keagamaan, oleh karena itu, tidak hanya terkait dengan 
pemahaman dogma atau doktrin tetapi juga dengan bagaimana simbol-
simbol tersebut mempengaruhi identitas, spiritualitas, dan interaksi sosial 
dalam kehidupan sehari-hari.

Di era kontemporer, adaptasi dan aplikasi simbol-simbol keagamaan 
dalam media baru dan teknologi menyoroti cara-cara inovatif dalam 
berinteraksi dan memahami simbol-simbol ini. Dari penggunaan realitas 
virtual untuk mengeksplorasi situs-situs keagamaan suci hingga penerapan 
AI dalam mempelajari teks-teks suci, teknologi modern telah membuka 
kemungkinan baru untuk pengalaman spiritual dan keagamaan. Ini 
menunjukkan adaptabilitas dan relevansi berkelanjutan simbol-simbol 
keagamaan, bahkan dalam masyarakat yang semakin didigitalkan. Dalam 
konteks ini, simbol-simbol keagamaan terus berfungsi sebagai jembatan 
antara masa lalu dan masa kini, antara tradisi dan inovasi, memperkaya 
pemahaman kita tentang spiritualitas manusia dan interaksi antarbudaya 
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dalam dunia global.

Untuk kajian berikutnya, disarankan untuk mengeksplorasi 
lebih lanjut tentang pengaruh media sosial dan platform digital dalam 
reinterpretasi dan penyebaran simbol-simbol keagamaan di kalangan 
generasi muda. Fokus khusus pada bagaimana media digital tidak hanya 
mengubah cara individu berinteraksi dengan simbol-simbol ini tetapi juga 
bagaimana platform-platform tersebut memfasilitasi dialog antaragama, 
mempromosikan inklusivitas, atau, sebaliknya, memperkuat polarisasi. 
Penelitian ini bisa memberikan wawasan tentang dinamika baru dalam 
pembentukan identitas keagamaan dan spiritual dalam era informasi, serta 
memberikan pandangan tentang bagaimana komunitas keagamaan dapat 
memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat pesan dan nilai-nilai 
mereka dalam masyarakat yang semakin terfragmentasi.
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