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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث s\a s\ es (dengan titik di atas)
ج Jim j je
ح h}a h} ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ z\al z\ zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah)
ض d}ad d} de (dengan titik di bawah)
ط t}a t} te (dengan titik di bawah)
ظ z}a z} zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l El
م mim m Em
ن nun n En
و wau w We
هـ ha h Ha
ء hamzah ’ Apostrof
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ى ya y Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَـيْـفَ  : kaifa

هَـوْ لَ  : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah a a َا
kasrah i i ِا
d}ammah u u ُا

Nama Huruf Latin NamaTanda

fath}ah dan ya>’ ai a dan i َْـى

fath}ah dan wau au a dan u َْـو
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Contoh:

مـاَتَ  : ma>ta

رَمَـى : rama >

قـِيْـلَ  : qi>la

يـَمـوُْتُ  : yamu>tu

4. Ta>’ marbu>t}ah

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup
atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَـةُ  الأَطْفَالِ  : raud}ah al-at}fa>l

الَـْمَـدِيـْنـَةُ  الَـْفـاَضِــلَة : al-madi>nah al-fa>d}ilah

الَْـحِـكْـمَــة : al-h}ikmah

5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

NamaHarakat dan
Huruf

Huruf dan
Tanda

Nama

fath}ah dan alif atau ya>’ا | ...َ  ى  َ...

d}ammah dan wauــُـو

a>

u>

a dan garis di atas

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas

u dan garis di atas
ــِـــى
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sebuah tanda tasydi>d ــّ ) ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبـّـَناَ  : rabbana >

نـَجّـيَْــناَ  : najjaina >

الَــْحَـقّ  : al-h}aqq

نُـعّــِمَ  : nu“ima

عَـدُوٌّ  : ‘aduwwun

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf ,(ـــــِىّ ) maddah menjadi i>.

Contoh:

عَـلـِىٌّ  : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَـرَبــِىُّ  : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-).

Contoh:

الَشَّـمْـسُ  : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الَزَّلــْزلَــَة : al-zalzalah (az-zalzalah)

الَــْفَـلْسَـفَة : al-falsafah
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الَــْبـــِلاَدُ  : al-bila>du

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تـأَْمُـرُوْنَ  : ta’muru>na

الَــنَّـوْعُ  : al-nau‘

شَـيْءٌ  : syai’un

أمُِـرْتُ  : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-
terasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. Lafz} al-Jala>lah (االله)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
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hamzah.

Contoh:

di>nulla>hدِيـنُْ االلهِ  billa>hباِاللهِ 

Adapun ta>’ marbu>t }ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُـمْ فيِْ رَحـــْمَةِ االلهِ  hum fi> rah}matilla>h

10. Huruf Kapital

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

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

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

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

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

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam

a.s. = ‘alaihi al-sala>m

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4

HR = Hadis Riwayat

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d,
Nas}r H{ami>d Abu>)
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ABSTRAK

NAMA : NISMA
NIM : 80100218012
JUDUL : Signifikansi Ajaran Tasawuf Bagi Masyarakat Perkotaan

Penelitian ini berjudul signifikansi ajaran tasawuf bagi masyarakat Perkotaan. Tujuan
dari penelitian ini adalah mengelaborasi eksistensi ajaran tasawuf sebagai problem solving di
tengah meredupnya dahaga spiritual dan krisis akhlak masyarakat perkotaan. Batasan
masalah dalam penelitian ini yakni 1) Bagaimana gambaran kehidupan spiritual
masyarakat perkotaan? 2) Bagaimana peran ajaran tasawuf bagi kehidupan
masyarakat perkotaan? 3) Bagaimana pengamalan dan ajaran tasawuf dalam
kehidupan masyarakat perkotaan?. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif
yang bersifat kepustakaan (Library Research), yakni suatu kajian yang menggunakan
literatur berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel yang menjadi sumber informasi dan
data primer pada tesis ini. Sedangkan metode pengumpulan dan pengolahan datanya
diperoleh melalui analisis isi (content analysis). Metode pendekatan yang digunakan
adalah, metode pendekatan filosofis-hermeneutik dan pendekan intuitif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ajaran tasawuf memiliki peran
besar bagi masyarakat perkotaan. Pertama, sebagaimana inti dari ajaran tasawuf
adalah akhlak al-kharimah, sehingga membumikan kembali ajaran tasawuf perlu di
apresiasi tinggi, karena hal ini menjadi semangat baru di era modern, yang gersang
dari nilai-nilai spiritual. Kedua, semangat menumbuhkan kembali ajaran tasawuf bagi
umat Islam diharapkan bisa meminimalisisir pudarnya nilai-nilai kemanusiaan,
persatuan dan solidaritas yang dialami oleh masyarakat perkotaan khususnya bagi
bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sehingga, berbagai macam
terobosan yang telah ditawarkan oleh para ahli  tasawuf, salah satunya adalah tasawuf
modern yang dipelopori oleh Buya Hamka, sufi healing, tasawuf sosial, tasawuf
kontemporer dan lain sebagainya, semua itu tidak lain sebagai amunisi untuk
membangun mentalitas bangsa khususnya masyarakat perkotaan yang telah
terpengaruh oleh dampak negatif budaya asing. Katiga, ada tiga poin penting yang
berusaha peneliti munculkan dalam hal ini, yakni ajaran tasawuf sebagai basis
spiritual,moral dan sosial bagi masyarakat muslim perkotaan.

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai upaya dari peneliti untuk
menawarkan kembali nilai ajaran tasawuf dengan variasi yang berbeda dan
disesuaikan dengan kehidupan masyarakat perkotaan, akibat kemapanan modernisme
yang dianggap telah gagal menjawab kegelisahan spiritual yang dialami masyarakat
perkotaan. Dengan demikian, diharapkan ajaran tasawuf menjadi platform baru yang
bisa mengedukasi dan memberikan bimbingan kepada mereka yang benar-benar
merasa perlu untuk memperbaiki kualitas spiritualnya. Sehingga, ajaran tasawuf dapat
membangun karakter kepribadian seseorang menjadi lebih baik lagi.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merujuk kembali pentas peradaban modern di Barat yang bermula sejak

abad  ke 17 merupakan awal kemenangan supremasi rasionalisme dan empirisme

dogmatisme agama. Kenyataan ini dapat dipahami karena abad modern Barat

cenderung memisahkan ilmu pengetahuan dan filsafat dari agama yang kemudian

dikenal dengan jargon sekularisme. Manusia digiring untuk memikirkan dunia

sehingga Tuhan, surga, neraka dan persoalan-persoalan eskatologis tidak lagi menjadi

pusat pemikiran. Sehingga manusia menjadi bebas dari segala macam magis, religi,

kepercayaan dan semua yang mereka anggap irasional. Karena dasar itu, pada abad

modern menyiratkan zaman ketika manusia menemukan dirinya sebagai kekuatan

yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan hidupnya. Manusia cenderung

melepaskan diri dari keterikatan dengan Tuhan, untuk selanjutnya membangun

tatanan yang berpusat pada manusia. Manusia dipandang sebagai makhluk bebas dan

independen Tuhan dan alam karena manusia menjadi tuan atas nasibnya sendiri.1

1M. Solihin, Sejarah dan Pemikiran Tasawuf di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia,
2001), h. 9-10.

Mengutip pernyataan Magnis Suseno mengenai masyarakat modern bahwa tantangan
terbesar yang dihadapi oleh masyarakat Islam sekarang adalah rasionalisme. Implikasi pertama
rasionalisme adalah tradisionalisme. Modernisasi mendorong manusia mempertanyakan keabsahan
tradisi-tradisi. Implikasi kedua rasionalisme adalah sekularisasi. Manusia modern telah dihadapkan
pada sebuah kenyataan, bahwa agama yang selama ini diharapkan mampu memberikan solusi terbaik
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Seiring dengan kemajuan sains  dan teknologi di Barat, nilai-nilai agama

secara berangsur-angsur juga bergeser bahkan bersebrangan dengan ilmu. Bagi

sebagian kalangan ilmuan di Barat agama dianggap penghalang kemajuan. Mereka

berasumsi bahwa, jika ingin maju, agama tidak boleh lagi mengurusi masalah-

masalah yang berkaitan dengan dunia, seperti politik dan sains. Para pemikir dan

saintis sering mengemukakan nada minor terhadap agama, baik pada awal munculnya

era industrialisasi maupun pada dekade belakangan ini. Karl Marx misalnya terkenal

dengan pernyataannya bahwa agama hanya cocok untuk masyarakat yang masih

primitif dan terbelakang. Sedang, menurut Comte (1896), sekarang adalah era

positivisme2, yang semua kejadian dapat diukur dan diterangkan dengan rasional.

Keadaan semacam ini berlanjut sepanjang abad ke-20 dengan perkembangan

industrialisasi yang cepat, disebabkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi serta

dalam menjawab berbagai permasalahan modernitas juga mengalami persoalan yang cukup rumit. Di
antaranya adalah persoalan krisis identitas yang sejak awal sudah mempertanyakan mampukah agama
secara realitas memberikan alternatif pemecahanan bagi krisis yang dialami oleh ideologi kapitalisme
dan sosialisme. Lihat; Barsihannor, Etika Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 169-
170.  Mengutip pernyataan Al-Attas, sains modern dibangun dari pandangan dunia sekularistik dan
materialistik, pandangan ini bertumpu pada realitas fisik material dan mengingkari  realitas nonfisik-
immaterial yang bisa disebut deangan realitas metafisik. Lebih lanjut, realitas fisik tersebut bekerja
secara alamiah dan mandiri serta terlepas dari pengaruh apapun. Karena hal itu, tidak ada tempat bagi
Tuhan dan para pembantunya yang terdiri dari para malaikat yang dalam kosmologi Islam tradisional
dipercaya sebagai agen penting terhadap mekanisme kerja alam. pandangan ini melahirkan paradigm
berpikir sekuler dan membuang segala unsur Ilahiyah atau metafisik bagi realitas alam ini. Eksistensi
yang diakui keberadaannya hanyalah yang dapat dicermati secara empirik. Rasionalime, sekularisme
dan empirisme adalah paham yang mendasari sains Barat modern. Sains Barat hanya berhubungan
dengan apa yang disebut “fenomena” sebagai satu-satunya realitas. Lihat; Ach Maimun Syamsuddin
Integrasi Multidimensi Agama dan Sains Analisis Sains Islam Al-Attas dan Mehdi Golshani
(Jogjakarta: IRCISOD, 2012), h. 229.

2Positivisme, dari asal kata “positif”, yang berari yang diketahui, faktual dan yang positif.
Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang tampak atau kenyataan dikesampingkan. Lihat;
Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama Flsafat Agama: Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia, (cet;
V, Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 114.
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persaingan ekonomi yang semakin meluas.3 Pola hidup manusia yang seperti ini yang

tanpa disadari menyebabkan dimensi spiritual manusia terdistorsi.

Pandangan dunia sekuler yang hanya mementingkan kehidupan duniawi,

secara signifikan telah menyingkirkan manusia modern dari segala aspek spiritual.

Akibatnya, manusia modern hidup terisolir dari dunia yang bersifat nonfisik seperti

yang diyakini oleh para sufi. Mereka menolak segala dunia nonfisik seperti dunia

imajinal atau spiritual sehingga terputus hubungan dengan segala realitas yang lebih

tinggi daripada sekedar entitas-entitas fisik. Manusia sebenarnya menurut fitrahnya

tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan spiritual. Hal ini karena manusia terdiri

dari dua unsur yaitu jasmani dan rohani. Dalam diri manusia, tuntutan kebutuhan

jasmani dan rohani harus dipenuhi secara bersamaan dan seimbang, kebutuhan

jasamani dapat terpenuhi dengan hal-hal yang bersifat materi sedangkan  yang

bersifat spiritual hanya bisa terpenuhi dengan ibadah seperti dzikir dan amal shaleh

lainnya. Apabila kedua hal tersebut tidak terpenuhi secara adil maka kehidupan

manusia itu dapat dipastikan akan mengalami kekeringan dan kehampaan bahkan

3Amsal Bakhtiar, Flsafat Agama: Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia, h. 231-
232. Pada paruh abad ke-20  ilmu sosial telah didominasi oleh teori-teori modernisasi.  Hal ini berarti
masyarakat semakin modern dengan semakin berkembangnya apa yang disebut oleh Max Weber,
“bentuk-bentuk sosial rasional” hanya pemikiran kritis-rasional yang diperlukan untuk mendukung
fungsi perusahaan modern dan institusi birokrasi lain. Demikian tegas argumen tersebut dan membuat
agama semakin kurang masuk akal dan kurang menarik. Kebenaran agama diartikan sebagai sesuatu
yang berada di luar konfirmasi atau manipulasi faktual. Terlebih lagi, banyak ilmuan sosial yang tidak
terlalu akrab dengan kajian akademis yang serius tentang tradisi agama, baik dalam agama Budha,
Hindu Islam dan Kristen. Lihat juga; Martin Van Bruinessen dan Julia Day Howell, Urban Sufisme
(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 4.5.
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stress4. Salah satu kritik terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi modern dari sudut

pandang Islam adalah prestasi sains dan teknologi yang meminggirkan dimensi

trasenden Ilahiyah. Akibatnya, kehidupan masyarakat modern menjadi kehilangan

salah satu aspeknya yang paling fundamental yakni aspek spiritual. Dalam pandangan

Islam manusia memiliki fitrah sebagai makhluk yang tidak bisa terlepas dari

kehidupan spiritual. Hal ini selaras dengan Firman Allah swt dalam QS. al-

Rum/30:30.

                  
                
 

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas)
fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada
perbahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan
manusia tidak mengetahui.5

Tujuan utama Allah menurunkan agama adalah untuk kemaslahatan bagi

kehiduapan umat manusia. Syarat utama untuk mencapai peradaban yang gemilang

4Sirajuddin Zar, “Relevansi Tasawuf di Era Modern”, Mumtaz 2, no. 1 (2018): h. 122.
5Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: Al-Fatih Berkah

Cipta, 2012), h. 407.
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adalah dengan ilmu yang tinggi disertai akhlak yang baik. Keduanya harus terpenuhi,

jika salah satunya tiada maka sulit untuk mencapai tujuan tersebut.6

Megutip pernyataan Hussein Nasr7, tercabutnya akar spiritualitas dari

panggung kehiduan sosial disebabkan karena peradaban modern yang bermula di

Barat dibangun dari penolakan (negation) terhadap hakikat ruhaniyah secara gradual

dalam kehidupan manusia. Akibatnya, manusia lupa terhadap eksistensi dirinya

sebagai seorang ‘abid (hamba) di hadapan Tuhan karena telah terputus dari akar-akar

spiritualitas. Hal ini merupakan fakta betapa manusia saat ini memiliki spiritualitas

yang sangat akut. Pada gilirannya, mereka cenderung tidak mampu menjawab

berbagai persoalan hidupnya dan kemudian terperangkap dalam kehampaan dan

ketidak bermaknaan hidup.8

Dalam kajiannya terhadap krisis spiritual di Barat, Nasr pernah

mengemukakan bahwa manusia modern di Barat sesungguhnya belum memahami

sifat realitas yang sebenarnya, termasuk ketidakmampuan mereka untuk membedakan

antara hal-hal yang bersifat nonmaterial dengan yang bersifat spiritual. Mereka juga

belum memahami kompleksnya jiwa manusia, sumber serta realitas dari kejahatan,

dan perjuangan spiritual yang perlu untuk mencapai mata air kehidupan yang

6Abidin Nurdin, Studi Agama Konsepsi Islam Terhadap Pelbagai Persoalan Kemanusiaan
(Denpasar: Pustaka Larasan, 2014), h. 13.

7Wahyuddin Halim, Sufisme dan Krisis Spiritual: Studi atas Pemikiran Metafisika Sufistik
Seyyed Hosein Nasr (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 154-156.

8M. Solihin, Sejarah dan Pemikiran Tasawuf di Indonesia, h. 11.
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merupakan satu-satunya pemuas dahaga spiritual secara permanen bukan secara ilusif

dan sementara. Di samping itu, Nasr melihat bahwa masyarakat Barat telah menjadi

pemuja ilmu dan teknologi, sehingga tanpa disadari integritas kemanusiannya

tereduksi, kemudian terjerat pada jaringan sistem rasionalitas teknologi yang

mekanistik dan sangat tidak manusiawi. Modernitas barat menjadikan manusia

modern telah sedemikian tumpul  sehingga pada akhirnya kehilangan visi ke- Ilahian.

Dewasa ini, seiring dengan pesatnya perkembangan sains dan teknologi,

problem sosial dalam kehidupan masyarakat juga semakin hari semakin meningkat.

Barat yang menjadi pelopor kehidupan materialis saat ini juga berdampak pada

kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ekses yang ditimbulkan dari pesatnya

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diera global saat ini sunguh luar

biasa, yakni terjadinya perubahan sosial yang sangat drastis bagi kehidupan

masyarakat. Perubahan yang dimaksud meliputi,  pada pergeseran nilai-niai, adat-

istiadat bahkan agama. Adapun perubahan sosial yang bermuara pada problema sosial

di era global ditandai dengan beberapa indikator dan ciri khas. Pertama,

meningkatnya taraf kebutuhan hidup. Semula, manusia sudah merasa cukup apabila

telah tercukupi kebutuhan primernya, seperti sandang, pangan dan papan. Namun,

sejalan dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan primer tadi berubah menjadi

suatu prestise yang bersifat sekunder. Segala upaya akan dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan tadi walaupun terkadang harus melanggar norma-norma yang ada, seperti

manipulasi dan pelanggaran lainnya yang merugikan orang lain. Kedua, rasa
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individualisme dan egois, karena kebutuhan sekunder meningkat, maka manusia

cenderung mementingkan diri sendiri. Akibatnya, berkembanglah rasa keterasingan

dan terlepas dari ikatan sosial. Semua hubungan dijalin pada kepentingan  dengan

motif profit (keuntungan), bukan hubungan persaudaraan yang berdasarkan kasih

sayang dan cinta mencintai.  Ketiga, persaingan dalam hidup. berangkat dari adanya

kebutuhan yang meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, membawa orang kepada hidup yang orientasinya hanya mementingkan diri

sendiri. Selanjutnya akan berakibat pada timbulnya persaingan dalam hidup dan

terjadi hal-halyang tidak sehat.9

Kehidupan modern yang demikian kompetitif menyebabkan manusia harus

mengerahkan seluruh pikiran, tenaga serta kemampuannya. Mereka terus bekerja dan

bekerja tanpa mengenal batas dan kepuasan. Hasil yang dicapai tak pernah

disyukurinya dan selalu merasa kekurangan. Akibatnya, jika terkena problema yang

tidak dapat dipecahkan dirinya, maka dengan mudah ia merasa stres dan frustasi yang

jika hal ini terus menerus berlanjut maka akan menjadikan ia gila atau hilang ingatan.

9Zakiah Darajat, Peranan Agama dalam Kesehatan Mental (Jakarta: Gunung Agung,
1982), h. 152. Manusia dalam kehidupan modern saat ini terdapat adanya kecendrungan pada lapisan
atau kelompok sosial tertentu kearah situasi keterasingan atau alienasi, yang dapat dibedakan,
setidaknya ke dalam tiga kelompok. Pertama, mereka teralienasikan dari Tuhannya yang disebabkan
terutama oleh prestasi sains dan teknologi, sehingga manusia menjadi positivis. Kedua, mereka
teralienasi dari lingkungan sosialnya, yang diistilahkn oleh Alfin Toffler sebagai “future shock”.
Ketiga, mereka yang teralienasikan dari Tuhannya dan sekaligus juga lingkungan sosialnya. Lihat,
Abidin Nurdin, Studi Agama Konsepsi Islam Terhadap Pelbagai Persoalan Kemanusiaan, h. 131.
Problematika yang tejadi dalam kehidupan manusia telah membuat Arthur Schopenhauer (1788-1868)
menafikan segala fenomena duniawi. Ia melihat bahwa dunia penuh kesengsaraan dan kemalangan.
Manusia sebagai produk tertinggi dari kegiatan dasar dunia merupakan makhluk yang sangat malang.
Oleh karena itu, manusia akan mencapai kesempurnaan ketika ia menemui kematian. Lihat juga;
Yunasril Ali, Manusia Citra Ilahi; Pengembangan Konsep Insan Kamil Ibn ‘Arabi oleh al-Jili
(Jakarta: Paramadina,1997), h. 2.
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Sampai saat ini, jumlah manusia yang mengalami kondisi jiwa yang demikian itu

semakin hari semakin bertambah banyak jumlahnya. Hal ini disebabkan oleh karena

manusia sudah kehilangan kendali atas dirinya  dan jauh dari pegangan yang kokoh

yang berasal dari Tuhan.10 Saat ini, banyak manusia telah kehilangan visi ke-Ilahian,

hal ini bisa mengakibatkan timbulnya gejala psikologis, yakni adanya kehampaan

spiritual. Akibat dari itu, maka tidak heran jika setumpuk penyakit kejiwaan

bermunculan. Mau ke mana, akan kemana dan untuk apa hidup ini? Dan daripada itu

timbul dekadensi moral.11

Fenomena kasus mutakhir yang terjadi saat ini diantaranya, masalah

korupsi, kolusi, penyalahgunaan jabatan, kesewenang-wenangan, arogansi kekuasaan,

arogansi kekayaan, adalah produk utama krisis moral dan etika di kalangan elit

bangsa, para penguasa dan pengusaha serta kaum sekuler dan pihak-pihak yang

membelakangi seruan agama. Dalam kondisi yang demikian itu, saat ini orang tidak

malu-malu untuk berbohong, mengatasnamakan kepentingan agama dan bangsa demi

kejayaan kelompok dan kepentingan pribadi. Fenomena yang terjadi saat ini baik

dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan hukum serta kekuasaan sedang dalam

10Indo Santalia, Akhlak Tasawuf (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 141.

11M. Amin Syukur, Zuhud di Abad Modern ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 178.



9

keadaan tidak baik-baik saja. Dekadensi akhlak kian merosot dan krisis moral

semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman.12

Abu al-Wafa al-Taftazani dalam The Role of Sufism13 sebagaimana yang

dikutip oleh M. Amin Syukur mengklasifikasi sebab-sebab kegelisahan masyarakat di

abad modern. Pertama, kegelisahan karena takut kehilangan apa yang dimiliki,

seperti uang dan jabatan. Kedua, kegelisahan karena timbuul rasa takut terhadap masa

depan yang tidak disukai (trauma terhadap imajinasi masa depan). Ketiga,

kegelisahan yang disebabkan oleh rasa kecewa terhadap hasil kerja yang tidak

mampu memenuhi harapan dan kepuasan spiritual. Keempat, kegelisahan yang

disebabkan karena banyak melakukan pelanggaran dan dosa. Bagi al-Tafzani semua

itu karena hilangnya keimanan dalam hatinya, menyembah kepada selain Allah swt,

dalam arti mendewa-dewakan benda, ketergantungan bukan kepada Allah swt, seperti

atasan dan materi. Jika hal ini masih sering terjadi dalam masyarakat, maka menurut

Hossein Nasr ialah kembali kepada agama melalui tasawuf.

Berbagai ketimpangan sosial yang dialami masyarakat di era global saat ini

mengakibatkan perlunya suatu upaya pencarian solusi alternatif dalam upaya

merubah kehidupan ke arah yang lebih baik, sejahtera dan harmonis. Mengutip

pernyataan dari Harun Nasution, bahwa kemakmuran peradaban modern yang

berlebihan dan sangat keras dan tak bersahabat lagi bagi manusia. Manusia menjadi

12Samsul Hadi, Islam Spiritual: Cetak Biru Keserasian Eksistensi (Malang: UIN Malang
Press, 2007), h. 1.

13M. Amin Syukur, Zuhud di Abad Modern, h. 178-179.
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serba rasional dan mekanisme ibarat robot atau mesin. Irama kehidupan juga semakin

tinggi dan tak terbendung. Manusia menjadi serba berlari untuk mengejar prestasi dan

mewujudkan ambisi lahiriah keduniawiannya yang tak terbatas baik untuk

kepentingan individu maupun kolektif. 14

Firman Allah swt dalam QS. al-Ra’ad/13: 11.

              
           

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.15

Relevan dengan ayat di atas, maka yang terpenting untuk dilakukan umat

manusia saat ini, adalah bagaimana agar mereka dapat merubah pranata

kehidupannya kearah yang lebih baik. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah

dengan mengamalkan ajaran tasawuf, karena ajaran tasawuf diyakini sebagai alat

14Nurcholis Madjid, Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern (Jakarta: Media Cita,
2000), h. 3.

15Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 250.
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pengendali atau pengontrol terhadap problem-problem sosial yang dihadapi

masyarakat di era globalisasi ini.16

Tasawuf mempunyai potensi besar karena mampu menawarkan

pembebasan krisis spiritual, mengajak manusia mengenal dirinya sendiri, untuk lebih

mengenal Tuhannya guna mendapatkan bimbingan-Nya. Ini merupakan pegangan

hidup manusia yang paling ampuh, sehingga tidak terombang ambing oleh badai

kehidupan. Dengan pendekatan tasawuf di era saat ini, penekanan pada rekonstruksi

aspek sosio moral masyarakat sehingga penekanannya lebih intens pada penguatan

iman sesuai dengan prinsip-prinsip akidah Islam dan penilaian kehidupan duniawi

sama pentingnya dengan kehidupan ukhrawi dalam upaya mengantisipasi era

globalisasi.17Tasawuf memiliki dua aspek diataranya  adalah aspek teoretis (nazhari)

dan aspek praktis (‘amali). Aspek praktis tasawuf ini disebut juga suluk (perjalanan

spiritual). Ia meliputi mujahadah dan riyadhah melalui berbagai tahap (maqam) dan

keadaan kejiwaan (hal). Suluk menghasilkan kejernihan hati yang pada akhirnya

mengantarkan manusia pada ketajaman daya-daya batin sekaligus melahirkan akhlak

16Para psikolog dan sosiolog mengemukakan bahwa problem dasar masayarakat modern
saat adalah masalah frustasi, alienasi, nihilisme, krisis eksistensi  depresi  dan hampa makna. Kondisi
hampa ditandai ketika seseorang merasa terasing dari dirinya sendiri, lingkungan sosial dan dunia
kerja. Sementara itu, di sisi lain mereka telah kehilangan visi dan misi hidupnya. Mereka menjalani
hidup yang membosankan tanpa gairah kecemasan yang hampir melanda setiap saat. Modernisasi yang
didamba-dambakan oleh manusia sekarang ini ternyata hanya mengisi kebutuhan lahiriah dan
dianggap telah gagal memasuki ruang terdalam jiwa manusia.  hal ini disebabkan oleh kehampaan
spiritual dan hilangnya visi ketuhanan dalam hidupnya. Lihat; Sutoyo,”Tasawuf Hamka dan
rekonstruksi spiritualitas manusia modern”, Islamica 10, no.1 (2015), h. 119.

17M.Ilham, “Konsep Zuhud dalam Pemikiran Tasawuf Hamka” Tesis, (Pascasarjana UIN
Alauddin Makassar, 2014), h.5.
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mulia. Sedangkan tasawuf teoretis terkadang disebut sebaga tasawuf filosofis

berkaitan langsung dengan pemahaman tentang wujud yakni Tuhan, alam dan

manusia. 18Firman Allah swt dalam QS. at-Tin/95: 4-6.

                
                  

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya. Kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi
mereka pahala yang tiada putus-putusnya.19

Demikian bunyi ayat diatas, Islam melalui ayat diatas telah mengisyaratkan

kesempurnaan diri manusia. Kesempurnaan demikian membuat manusia memiliki

posisi dan kedudukan tertinggi dari sekian makhluk, yakni manusia menjadi khalifah

(wakil) Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu, manusia memiliki peran dan tanggung

jawab yang harus dipikulnya. Hal itu akan tercapai apabila manusia mampu

berakhlak sesuai dengan akhlak Tuhan serta jauh dari kemaksiatan. Hemat penulis,

tasawuf menjadi solusi alternatif ummat Islam masa kini dalam menjawab krisis

spiritual dan akhlak masayarakat perkotaan.

18Haidar Bagir, Mengenal Tasawuf Spiritualisme Dalam Islam (Jakarta Selatan: Naura
Books/PT Mizan Publika, 2019), h. 31.

19Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 597.
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Harus diakui bahwa tasawuf di era ini mempunyai tanggung jawab sosial

yang lebih berat dari pada masa lalu, karena kondisi dan situasinya lebih kompleks

sehingga refleksinya lebih berada. Hal ini disebabkan lima hal. Pertama,

berkembangnya masa kultur karena pengaruh kemajuan massa media sehingga kultur

tidak lagi bersifat lokal melainkan nasional, bahkan global. Kedua, tumbuhnya sikap-

sikap yang mengakui kebebasan bertindak yakni merasa lebih mampu utuk berbuat

menuju perubahan. Ketiga, timbulnya kecendrungan berfikir  rasional maupun

irrasional, itu tidak bisa dihilangkan sama sekali dari kehidupan manusia, tetapi

sebagian besar kehidupan umat manusia ini diatur oleh aturan-aturan rasional.

Keempat, timbulnya, sikap hidup yang materialistis, artinya semua hal diukur oleh

nilai kebendaan dan ekonomi.20

Era global saat ini, adalah zaman ketika manusia menemukan dirinya

sebagai kekuatan yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Manusia

dipandang sebagai makhluk yang hebat, yang independen dari makhluk Tuhan dan

alam. Manusia di era global dan sebagai konsekuensi modernisasi, melepaskan diri

dari keterkaitannya dengan Tuhan, untuk selanjutnya membangun tatanan manusia.

Manusia menjadi tuan atas dirinya sendiri yang mengakibatkan terputusnya mereka

dari nilai-nilai spiritual. Sebagai akibatnya bisa dilihat sekarang ini muncul

kecedrungan kuat suatu budaya yang meninggalkan nilai-nilai moral yang dikemas

20Muh. Room, Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam Pendidikan Islam: Solusi
Mengantisipasi Krisis Spiritual di Era Globallisasi (Makassar: CV Berkah Utami, 2010), h. 171.
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dengan model pembusukan nilai (value decay) yang menjebak dan menjerumuskan

generasi bangsa. Saat ini generasi muda yang paling banyak menjadi korban budaya

yang bercorak revolutif, hedonistik serta instan, namun gagal menempatkan moral,

etika dan agama dalam perubahan itu sebagai pondasinya. Kondisi demikian

menjanikan manusia membutuhkan pencerahan spiritual dalam bingkai tasawuf yang

diharapkan membawa manusia pada kesadaran dan pola kehidupan baru, yakni

penemuan kembali makna hidup dan nilai-nilai kehidupan yang sarat dengan

spiritualitas dalam bingkai ajaran tasawuf itu sendiri. Dalam konteks Islam,

pengalaman spiritual para sufi dalam mempraktekkan ajaran-ajaran tasawuf telah

membawa implikasi kesucian perilaku akhlak dan moral yang teruji selama berabad-

abad. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapatkan perhatian serius oleh umat Islam

karena tasawuf lahir dari rahim Islam. Para sufi dan praktek sufisme bisa dijadikan

teladan akhlak mulia yang merupakan misi kedatangan Islam itu sendiri sekaligus

sebagai langkah menghadapi ancaman dampak negatif modernitas.21

Menurut Syafiq A. Mughni, krisis spiritualitas memang sudah menjadi ciri

peradaban modern, dan modernitas itu telah memasuki dunia Islam. Namun,

menurutnya, masyarakat Islam tetap memiliki potensi untuk menghindari krisis

tersebut dengan mempertahankan dasar-dasar spiritualisme Islam agar kehidupan

yang seimbang tetap terjaga. Islam dalam kaitannya dengan hal ini, memiliki

khazanah spiritualisme yang sangat berharga, yakni sufisme/tasawuf.  Spiritualitas

21Sutoyo, “Tasawuf Hamka dan Rekonstruksi Spiritual Manusia Modern”,. Islamica
10, no. 1, (2015): h. 109.
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model ini pada awalnya muncul dalam bentuk kehidupan zuhd ketika saat itu umat

Islam menikmati kemewahan akibat terciptanya imperium yang luas. Kehidupan zuhd

telah menjadi reaksi terhadap kehidupan yang sekuler dan sikap penguasa Dinasti

Umayyah di istana mereka yang kebanyakan sangat kontraks terhadap kesalehan dan

kesederhanaan al-Khulafa’ al-Rashidin yang empat. Saat itu, selama dua abad sejak

kelahiran Islam, tasawuf merupakan fenomena individual yang bersifat spontan.22

Tasawuf sebagai mahzab intitusionalisme dalam Islam, salah satu

tujuannya adalah pembinaan moral. Perlunya kembali membumikan nilai-nilai

tasawuf diabad ke-21 ini tak terlepas dari pengaruh kehidupan dunia yang sudah jauh

dari nilai-nilai keilahiyan. Orientasi hidup yang cenderung materialis dan semakin

merosotnya akhlak masyarakat saat ini menjadi landasan kuat membumikan kembali

nilai-nilai ajaran tasawuf.23

Modernitas telah berdampak pada terciptanya keresahan bagi kehidupan

masyarakat kelas menengah perkotaan. Keresahan tersebut ditimbulkan karena

adanya pola kehidupan mekanik yang serba statis telah menciptakan adanya

pendisplinan tubuh bagi kaum modernis. Hal ini mengakibatkan penduduk kelas

menengah perkotaan tidak memiliki ruang ekspresi lebar dalam mengartikulasikan

keinginannya. Maka keresahan kehidupan tersebut ditandai dengan dua tanda yakni

22Sutoyo, “Tasawuf Hamka dan Rekonstruksi Spiritual Manusia Modern.”, Islamica 10,
no. 1, (2015): h. 109.

23Ida Munfarida, “Nilai-Nilai Tasawuf Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Etika
Lingkungan Hidup.”Tesis, Lampung: Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2017. h. 12



16

alienasi dan juga bunuh diri. Alienasi atau keterasingan modern dialami kelas

menengah urban yang agnostik tersebut kemudian mencari agama sebagai solusi. Hal

ini berarti bahwa semakin tinggi teknologi berkembang (high tech), maka semakin

berkembang pula kebutuhan rohani manusia (high touch). Di situlah kemudian,

kehadiran spiritualitas sendiri menjadi urgen dan signifikan dalam menjelaskan

hadirnya sufisme.24

Mengutip pernyataan Kamaruddin Hidayat bahwa ada tiga hal sehingga

perlu membangkitkan nilai-nilai ajaran tasawuf saat ini. Pertama, turut serta terlibat

dan berbagi peran untuk menyelamatkan manusia dari kondisi kebingungan, akibat

hilangnya nilai-nilai spiritual. Kedua, memperkenalkan literatur atau pemahaman

tentang aspek esoterik Islam baik terhadap masyarakat Islam yang melupakannya

maupun non muslim. Ketiga, untuk memberikan penegasan kembali bahwa

sesungguhnya aspek tasawuf adalah jantung ajaran Islam, sehingga bila wilayah

tersebut kering dan tidak berdenyut, maka keringlah aspek-aspek lain dari ajaran

Islam itu. Demikian vitalnya sufisme islam itu, sehingga menurut Nasr kurang

mendapat perhatian dan perlakuan yang wajar dalam dunia Islam sendiri.25

Inti tasawuf adalah kesadaran adanya komunikasi dan diolag langsung

antara manusia dengan Tuhannya sebagai perwujudan dari ihsan yang diartikan

24Wasisito Raharjo Jati “Sufisme Urban di Perkotaan: Konstruksi Keimanan Baru Kelas
Menengah Muslim” Kajian dan Pengembangan Manejemen Dakwah 5, no. 2 (2015).

25Muh. Room, Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam Pendidikan Islam: Solusi
Mengantisipasi Krisis Spiritual di Era Globallisasi, h. 17.
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dalam suatu hadis nabi saw sebagai ibadah kepada Allah swt seakan-akan melihatNya

apabila tidak mampu demikian, maka harus disadari bahwa Dia melihat diri kita.

Ihsan menunjukkan arti penghayatan seseorang terhadap agamanya. Dalam kaitannya

dengan problema yang terjadi pada masyarakat dewasa ini, maka secara praktis

tasawuf mempunyai potensi besar karena mampu menawarkan pembebasan spiritual,

ia mengajak manusia mengenal dirinya sendiri sampai akhirnya mengenal Tuhannya.

Tasawuf dapat memberi jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual manusia saat

ini.26

Kajian tasawuf sesungguhnya sangat berperan besar dalam menentukan

arah dan dinamika kehidupan masyarakat. Kehadirannya meski meski tak jarang

menimbulkan kontroversi, namun kenyataan menunjukkan bahwa tasawuf memiliki

pengaruh tersendiri dan dan menjadi layak diperhitungkan dalam upaya menuntaskan

problem-problem kehidupan sosial dan ekonomi yang senantiasa berkembang

mengikuti gerak dinamika kehidupan manusia. Tasawuf membimbing manusia dalam

mengarungi kehidupan karena tasawuf sebagai jantung dari ajaran Islam, tanpa

tasawuf Islam akan kehilangan ruh ajaran aslinya.

Pentingnya membangkitkan kembali ajaran tasawuf di era sekarang,

dilatarbelakangi oleh sedikitnya dua alasan. Pertama, tasawuf adalah salah satu cara

pandang terhadap ajaran Islam yang melengkapi cara pandang lainnya seperti fiqih,

teologi dan filsafat. Tasawuf merupakan salah satu kebutuhan dalam pemahaman dan

26M. Amin Syukur, Zuhud di Abad Modern, h. 179.
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penghayatan Islam sebagimana terbukti oleh sejarahnya yang amat panjang bahkan

sejak zaman Rasululullah dan para sahabatnya. Saat ini, melampaui masa

sebelumnya, lahir kebutuhan baru terhadap tasawuf mengingat tantangan dan godaan

hidup semakin hari semakin besar. Bersamaan dengan itu, semakin pesatnya

teknologi yang ada di zaman ini membuat manusia tidak bisa menahan godaan hawa

nafsu yang menggelincirkan sebagian orang dari menjalankan cara hidup beragama

yang baik. Oleh karena itu, pentingnya menghadirkan kembali tasawuf sebagai

sebuah wacana dan disiplin untuk melatih orang agar lebih siap dan kuat menghadapi

tantangan.27

Hedonisme menjadi salah satu faktor kemunculan dan pertumbuhan

tasawuf.28 Sehingga, manusia modern butuh untuk pemuasan dahaga spiritual mereka

di tengah individualisme (nafsi-nafsi) dan materialisme era modern. Selain itu,

fenomena yang juga turut serta meresahkan adalah bagaimana agama ditarik ke ranah

politik praktis dan serba simbolis bahkan tergiring masuk kedalam pusaran kebencian

dan radikalisme. Tak aneh, jika kemudian ada gelaja manusia modern terkhusus dari

kalangan generasi muda yang cenderung meninggalkan agama karena kecewa

terhadap kekerasan atas nama agama.

Potensi tasawuf sebagai the way of life tidak hanya sebagai kebutuhan

individu tetapi sekaligus sebagai kebutuhan sosial. Ketika masyarakat mengalami apa

27Haidar Bagir, Mengenal Tasawuf Spiritualisme dalam Islam, h. 28.

28Barsihannor, Etika Islam, h. 172.
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yang disebut dengan alienasi (keterasingan) karena proses pembangunan dan

modernisasi, maka di situlah orang butuh pedoman hidup yang bersifat spiritual yang

mendalam untuk menjaga integritas kepribadiannya.29

Peneliti dalam hal ini berupaya mengemukakan aspek ajaran tasawuf bagi

kehidupan masyarakat perkotaan sebagai langkah untuk mengantisipasi krisis

spiritual dan akhlak masyarakat saat ini. Fenomena mutakhir seperti kriminalitas yang

disertai kekerasan, pemerkosaan, judi, penyalahgunaan obat-obat terlarang, seks

bebas, prostitusi, kenakalan remaja, pembunuhan dan lain sebagainya adalah kasus-

kasus yang menjadi ciri khas dizaman ini. Dalam hal ini, tasawuf dengan tujuan

sebagai pembinaan akhlak dan spiritual tentunya memiliki relevansi bagi kehidupan

masyarakat perkotaan. Tasawuf menjadi salah satu ilmu ke-Islaman yang sangat

syarat dengan ajaran akhlak.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, dikatakan:

ُ عَلیَھ وَسَلَّم: إنما بعثت لأتمم مكارم رسول الله قال :قال عَن أبَيِ ھرَُیرة صَلَّى اللهَّ
.30)احمدرواه(الأخلاق

29Pemikir Islam kontemporer, Sayyaed Husein Nasr pernah melakukan sebuah survey di
berbagai negara, lalu menyimpulkan bahwa beberapa dekade terakhir kegiatan sufisme mengalami
kebangkitan di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Misalnya, Syiria, Iran, Turki,
Pakistan dan Asia Tenggara. Di negara tersebut peningkatan kegiatan sufisme mengalami peningkatan
secara signifikan terutama bagi kalangan masyaraka terdidik. Lihat; Mahjuddin Akhlaq Tasawuf II:
pencarian Ma’rifah bagi Sufi Klasik Dan Penemuan Kebahagiaan Baatin Bagi Sufi Kontemporer
(Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 260.

30Abu ‘Abdullah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal (Bairut: Maktabat al-
Islami, 1978), h. 52.
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Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata: Rasululullah saw bersabda: Sesungguhnya aku diutus
(oleh Allah) untuk menyempunakan akhlak mulia.” (HR. Ahmad)31

Kesadaran akan pentingnya ajaran tasawuf dalam kehidupan, memberikan

peluang yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup manusia di abad modern ini.

Kehadiran Ajaran tasawuf menjadi pilihan yang tepat dan strategis dalam

mengantisipasi krisis spiritual dan akhlak masyarakat di era ini. Menghadirkan

tasawuf yang sesuai dengan kondisi dan zaman saat ini adalah suatu upaya yang

penuh dengan tantangan tersendiri. Namun hal ini menjadi penting  karena salah satu

intisari ajaran tasawuf adalah pengendalian hawa nafsu (tazkiyah al-nafs). Bila ajaran

tasawuf tentang kesucian jiwa sudah terlaksana dengan baik maka akan berimplikasi

pada akhlak atau perbuatan yang baik pula. Hal inilah yang coba di upayakan oleh

peneliti bagaimana ajaran tasawuf bisa dijadikan sebagai landasan utama mengatasi

krisis spiritual dan akhlak manusia modern saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan sebagaimana

diatas, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana signifikansi ajaran

tasawuf bagi kehidupan masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, agar pembahasan

dapat dilakukan secara sistematis, mendalam dan terarah maka peneliti merumuskan

permasalahan-permasalahan sebagai berikut;

31Terjemahan bebas penulis.
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1. Bagimana gambaran kehidupan spiritual masyarakat perkotaan?

2. Bagaimana peran ajaran tasawuf bagi kehidupan masyarakat perkotaan?

3. Bagaimana pengamalan ajaran tasawuf dalam kehidupan masyarakat

perkotaan?

C. Pengertian Judul

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti akan mendeskripsikan

pengertian judul yang dimaksud dalam tesis ini, sebagai berikut;

1. Ajaran Tasawuf

Tasawuf sebagai salah satu disiplin ilmu keislaman yang mempelajari cara

dan bagaimana seseorang dapat berada sedekat mungkin dengan Allah swt. Adapun

disiplin ajaran tasawuf diantaranya adalah taubat, zuhud, zikir, sabar, tawadhu,

taqwa, tawakkal, ridha, cinta (mahabbah) dan ma’rifah. Dari beberapa ajaran ini,

apabila dipelajari tentunya akan melahirkan pengamalan yang baik pula. Sehingga

dari ajaran tasawuf  banyak pakar menyebutnya juga sebagai ilmu akhlak. Ada tiga

komponen utama dalam ajaran tasawuf untuk mencapai akhlak mulia. Di antaranya,

komponen kognitif (intelektual), afektif (emosional) dan praktik. Ketiga komponen

ini sangat diperlukan untuk mencapai akhlak mulia melalui latihan/riyadah yang

konsisten dalam upaya pengamalan ajaran tasawuf.32

32Haidar Bagir, Mengenal Tasawuf Spiritualisme Dalam Islam, h. 34
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Dengan batasan dari pengertian judul seperti yang dikemukakan diatas,

maka dirumuskan bahwa signifikansi ajaran tasawuf bagi masyarakat

perkotaankotaan adalah salah satu solusi yang tepat dalam menjawab krisis spiritual

dan akhlak masyakat urban saat ini.

2. Masyarakat Perkotaan

Masyarakat perkotaan sering disebut sebagai urban community.

Masyarakat perkotaan lebih ditekankan pada sifat kehidupannya serta ciri-ciri

kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Kota adalah suatu pemilihan

yang cukup besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang heterogen

kedudukan sosialnya. Ciri-ciri masyarakat perkotaan diantaranya memiliki perilaku

yang heterogen, perilaku yang dilandasi oleh konsep pengandalan diri dan

kelembagaan, perilaku yang berorientasi pada rasionalitas dan fungsi, mobilitas

sosial, sehingga dinamik, kebaruan dan diverifikasi oleh kultural, birokrasi fungsional

dan nilai-nilai sekuler dan individualisme.33

Gambaran spiritualitas masyarakat modern yang hidup di perkotaan

cenderung mengalami kekeringan rohaniah. Alhasil terjadi pendangkalan iman.

Sebagai akibat dari pendewaan hal-hal yang bersifat materialis sehingga ia tidak

tersentuh oleh informasi yang diberikan oleh wahyu. Akibatnya, stress dan frustasi

tidak dapat dihindari. Menyempitnya pintu masuk bagi persepsi dan konsepsi

33Syamsuddin AB, Pengantar Sosiologi Dakwah (Jakarta: Prennadamedia Group, 2016),
h. 261-263.



23

spiritual maka masyarakat modern yang ada di perkotaan semakin berada pada garis

tepi, sehingga tidak lagi memiliki etika dan estetika yang mengacu pada sumber

ilahi.34 Berdasarkan hal ini, menjadi tugas utama peneliti menjadikan ajaran tasawuf

sebagai problem solving bagi kebutuhan spiritual masyarakat perkotaan, sesuai

dengan judul tesis ini yaitu signifikansi ajaran tasawuf bagi kehidupan masyarakat

perkotaan.

D. Kajian Pustaka

Keberadaan penelitian terdahulu tentunya sangat membantu peneliti dalam

mengembangkan wawasan dan gagasan penelitiannya. Umumnya, penelitian tentang

tasawuf sudah banyak dilakukan. Adapun penekanan yang ingin peneliti capai dalam

hal ini adalah bagaimana menggali kembali eksistensi ajaran tasawuf sebagai solusi

alternatif krisisis spiritual dan akhlak manusia modern saat ini. Dengan kata lain,

penelitian ini memunculkan makna atau hakekat kemudian menghadapkan pada

realitas, dan selanjutnya menemukan relevansi antar keduanya. Adapun beberapa

buku dan penelitian dan terdahulu yang berkaitan secara singkat penulis uraikan

adalah sebagai berikut;

Pertama, sebuah disertasi yang telah dibukukan karya Muh. Room dengan

judul Implementasi Nilai-nilai Tasawuf dalam Pendidikan Islam; Solusi

Mengantisipasi Krisis Spiritual di Era Globalisasi. Disertasi ini membahas

implementasi nilai-nilai tasawuf sebagai cara mengantisipasi krisis spiritual

34Indo Santalia, Akhlak Tasawuf, h. 139-140.
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masyarakat di era globalisasi. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa tasawuf

sebagai mahzab intitusional dalam islam bisa dijadikan sebagai the way of life

utamanya dalam menghadapi tantangan dan ancaman era globalisasi saat ini. Tasawuf

berperan sebagai terapi spiritual dalam menghadapi berbagai ketimpangan-

ketimpangan sosial bagi dunia pendidikan Islam.

Kedua, buku yang ditulis oleh Wahyuddun Halim dengan judul Sufisme

dan Krisis Spiritual Manusia Modern studi atas Pemikiran metafisika Sufistik Sayyed

Hossein Nasr. Buku ini banyak mengulas pendapat Sayyed Hossein Nasr utamnya

dalam melihat tantangan sufisme di era modern. Salah satu yang diungkapkan oleh

Nasr bahwa peradaban modern yang paling fatal adalah ialah percobaan manusia

untuk hidup dan menafikan keberadaan Tuhan dan agama. Nasr mengungkapkan

bahwa peradaban modern harus disertai dengan agama. Keduanya harus beriringan

anatara sains dan agama karena bagaimanapun manusia tidak bisa lepas dari fitrahya,

yaitu potensi ke-Ilahian yang ada dalam hatinya. Bagi Nasr, salah satu jalan yang

harus ditempuh adalah dengan cara mengembalikan kembali nilai-nilai spiritualitas

sebagai jalan hidup akibat dampak negatif modernitas.

Ketiga, artikel dalam Jurnal dengan judul “Fenomena Urban Spiritualitas;

Solusi atas Kegersangan Spiritual Masyarakat Kota”. Penelitian ini ditulis oleh M.

Misbah dosen di STAIN Purwokerto. Penelitian ini mengkaji tentang dimensi

spiritualitas Islam (tasawuf) sebagai salah satu jalan mengatasi krisis spiritual

masyarakat urban. Lebih lanjut penelitian ini membahas bagaimana munculnya
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fenomena urban sufisme dimsyarakat sebagai jawaban dari kegelisahan yang terjadi

di zaman sekarang. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana kegiatan dan praktek

kehidupan dalam mengamalkan ajaran-ajaran tasawuf yang tidak langsung berkaitan

dengan organisasi tarekat atau yang disebut dengan tasawuf konvensional.

Keempat, artikel dalam jurnal dengan judul “Relevansi Tasawuf Di Era

Modern” jurnal ini ditulis oleh Sirajuddin Ziar Guru besar UIN Imam Bonjol Padang.

Jurnal ini berisi tentang eksistensi tasawuf sebagai solusi menghadapi krisis akhlak

akibat laju modernitas yang tak bisa dibendung di kalangan manusia modern. Selain

itu, hasil penelitian dalam jurnal ini memaparkan bahwa pengenalan kembali tasawuf

harus disesuaikan dengan konteks zaman sekarang. Ia menyebutya dengan gerakan

neo-sufisme sebagai langkah terbaik merespon kepesatan sains dan teknologi yang

membawa dampak krisis kemanusiaan bagi sebagian orang.

E. Kerangka Teoretis

Tasawuf merupakan suatu cabang ilmu dalam Islam yang menekankan

kepada aspek spiritual. Artinya dapat dipahami bahwa eksistensi taawuf berorientasi

pada aspek rohaniah. mengarah kepada sisi rohaniah tersebut, karena sisi tersebut

bagian atau substansi dari diri manusia. Memang banyak cara yang dilakukan

manusia sejak dahulu hingga kini untuk memenuhi panggilan ruhani itu, utamanya

bagi mereka yang sadar bahwa materi tidak mampu memuaskan batin mereka kendati

telah melimpah ditangannya, bahkan bisa jadi limpahan itu mengakibatkan kegalauan
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dan kehausan. Serupa dengan meneguk air laut. Itu sebabnya mistik, tasawuf atau

apapun namanya dikenal oleh umat manusia demi meraih ketenangan dan menjauh

dari keterasingan batinya. Ada diantara mereka berusaha menemukakannya melalui

tari dan musik, ada dengan menyendiri bertapa dan ada juga yang meminta bantuan

dukun, makhluk halus dan lain-lain.35

Merujuk pandangan Al-Ghazali, tasawuf adalah mendekatkan diri kepada

Allah swt dan berbuat baik kepada sesama. Itulah hakikat dari tasawuf. Tidak heran,

apabila orang-oraang sufi senantiasa meninggalkan keduniawian untuk mengejar

akhirat. Al-Syibli mengatakan bahwa tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah

swt dan terlepas dari segala urusan.36 Sedangkan dalam pandangan Muyadi

Kartanegara bahwa tasawuf memiliki dua rumah, yaitu rumah jasad (rendah) dan

rumah rohani (tinggi). Rasa keterasingan manusia karena ia berada dalam realitas

dunia (rendah) menyebabkan ia merasa harus menemukan kesempurnaan dan

ketenangan hakiki dalam hidup. Oleh karena rasa keterasingan tersebut maka manusia

terus berjuang untuk menembus rintangan materi agar rohani menjadi suci. Itu

sebabnya maka kata “tasawuf” dikatakan berasal dari kata “shafa” yang artinya

suci.37 Untuk memahami apa yang dikatakan oleh Mulyadi Kartanegara tersebut

35M. Quraish Shihab, Logika Agama (Tangerang; Lentera Hati, 2017), h. 260.

36Rizem Aizid, Para Pelapor Kebangkitan Islam; Sejarah Lengkap Tokoh-Tokoh
Kebangkitan Islam Dalam dan Luar Negeri (Yogyakarta: DIVA Press, 2017), h. 121.

37Mulyadi Kartanegara, Menyelami Lubuk Tasawuf (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 2.
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dapat disimpulkan bahwa tasawuf mengarah kepada kesucian dengan tujuan untuk

mendekatkan diri kepada Allah swt.

Keterasingan yang dimaksdukan oleh Mulyadi Kartanegara dapat diartikan

sebagai suatu kata yang memiliki kedalaman makna bahwa manusia modern

utamanya bagi masyarakat perkotaan saat ini telah mengalami pergeseran dari nilai

substansinya. fenomena mutakhir yang terjadi khususnya di masyarakat perkotaan

menyebabkan krisis spiritual dan krisis akhlak. Sehingga perlunya kembali

membangkitkan nilai-nilai ajaran tasawuf guna mengantisipasi hal tersebut.

Berdasarkan penggambaran yang telah peneliti paparkan, dari segi keabsahan

tasawuf menggambarkan keadaan yang selalu berorientasi pada kesucian jiwa,

mengutamakan panggilan Allah, berpola hidup sederhana, mengutamakan kebenaran

dan rela berkorban demi tujuan-tujuan yang mulia di sisi Allah. Sikap demikian bisa

membawa seseorang untuk selalu mengingat Tuhan dan jauh dari perkara-perkara

buruk dan sebagai the way  of life dari perkara dunia yang menyesatkan.

Kajian tentang masyarakat dalam beberapa literature seringkali dijumpai

istilah yang beragam, seperti golongan sosial, komunitas, kelompok dan perkumpulan

(Koentjraningrat, 2003). Dalam kajian sosiologi, masyarakat secara umum diartikan

sebagai kumpulan individu manusia yang saling berinteraksi dan saling

membutuhkan serta hidup dalam suatu tempat dengan kurun waktu yang lama. Dalam

perspektif Soerjono Soekanto, ia mengartikan masyarakat sebagai suatu kelompok
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yang mendiami suatu wilayah tertentu dan saling berinteraksi dalam menjalin

hubungan sosialnya.38

Adapun kajian tentang masyarakat perkotaan sering disebut sebagai urban

community. Pengertian ini lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupan serta ciri-ciri

kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Pengertian khusus

masyarakat perkotaan, bukan hanya terbatas pada aspek-aspek seperti pakaian,

makanan, bangunan, perumahan, tetapi lebih luas lagi.

Skema berikut merupakan gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini:

38Adon Nasrullah Jamaluddin. Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota Dan
Problematikanya (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 7.

Realitas Kehidupan
Masyarakat Perkotaan

Krisis Spiritual dan Akhlak

(Modern, Rasional dan Progresif)Kebutuhan Spiritual Dan Material

Tasawuf sebagai Problem
Solving
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F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat

kepustakaan (Library Research) adalah suatu jenis kegiatan penelitian yang sumber

datanya berasal dari literatur berupa buku-buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya

sebagai sumber informasi paling dasar dalam penelitian pustaka.39 Terdapat dua jenis

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Keprimeran data sangat ditentukan dengan relevansinya terhadap objek kajian

penelitian. Sedangkan data sekunder tidak terlalu kuat dengan objek yang dikaji

dalam penelitian ini. Namun demikian hal ini tidak berarti peneliti meremehkan data

sekunder. Data sekunder ini diperlukan dikarenakan data sekunder ini tentu memiliki

relevansi terkait objek penelitian dalam tesis ini.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini membahas tentang signifikansi ajaran tasawuf bagi

masyarakat perkotaan. Maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode

pendekatan flosofis. Pendektan filosofis adalah suatu pendekatan dengan

menggunakan metode yang mendalam, radikal, sistematis dan universal. Pendekatan

filosofis juga dapat digunakan dalam memahami ajaran agama sebagaimana

penelitian ini adalah salah satu penelitian agama dengan maksud agar hikmah,

39Kaelan MS, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: Paramadina,
2005), h. 159.
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hakikat atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara saksama.

Melalui pendekatan filosofis ini, seseorang tidak akan terjebak pada pengamalan

agama yang bersifat formalistik tanpa mengetahui esensi dari pengamalan ritual

agama yang dilakukannya.40 Sehingga bagi peneliti pendektaan ini erat kaitannya

digunakan sebagai metode pendekatan yang paling dasar dalam penelitian ini

terutama dalam upaya memahami esensi ajaran-ajaran dalam tasawuf.

Adapun dua komponen yang akan hadir dalam pendekatan filosofis ini

adalah metode hermeneutika dan metode intuitif. Metode Hermeneutika ini hadir

sebagai seni menafsirkan, memberi pemahaman dan menerjemahkan. Hermeneutika

merupakan pelengkap dari pendekatan filosofis sebagai suatu disiplin ilmu atau

teknik filosofis yang memberi perhatian pada interpretasi dan pemahaman teks.41

Sedangkan metode intuitif (rasa) adalah suatu pendekatan mental yang menghasilkan

kembali dan menciptakan gambaran-gambaran (images) tanpa adanya objek real

yang sesuai dengannya. Metode ini mampu membentuk bangunan intelektual ilmu

pengetahuan dan filsafat. Sebagimana fungsinya, peneliti menggunakan pendekatan

ini karena sangat erat kaitannya dengan kajian tasawuf yang menyangkut dengan

persoalan rasa/hati. Fungsi dari pendekatan ini adalah menjelaskan dan

menyempurnakan penalaran pemikiran masalah-masalah konkret yang seringkali

40Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, 44 dan 45.

41Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2016), h. 105.
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tidak dapat dilaksanakan orang semata-mata dengan perhitungan matematis tapi

dengan fantasi/intuisi.42

3. Metode Pengumpulan Data

Peneliti telah menjelaskan sebelumnya bahwa kajian ini dalam bentuk

kepustakaan (Library Research). Oleh karena itu, semua data yang dihimpun

bersumber dari kajian kepustakaan. Dengan demikian, metode pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai macam literatur yang

berhubungan dengan penelitian tesis ini. Seperti, buku, jurnal makalah dan jenis

karya tulis ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini

adalah buku-buku tasawuf. Adapun data sekundernya bersumber dari buku-buku

akhlak dan ilmu-ilmu sosial yang relevan dengan penelitian ini.

Selain itu metode pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah

observasi. Observasi menjadi langkah awal peneliti mengangkat judul penelitian tesis

ini. Observasi sederhana (simple observation) adalah pengamatan sederhana yang

dilakukan dan tidak terkontrol. Peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala

dan kejadian-kejadian sebagaimana terjadi secara apa adanya tanpa melakukan suatu

control ilmiah. Artinya pengamatan seperti ini bermanfaat dalam studi penelitian

yang bertujuan untuk mengumpulkan data awal tentang gejala dan kejadian sebagai

42Anton Bakker dan Ahmad Charris  Zubair , Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta:
Kansius, 1990), h. 25.
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pendahuluan bagi penelitian yang lebih mendalam dan terkontrol di masa yang akan

datang.43

4. Metode Analisis Data

Setiap kegiatan penelitian baik itu berupa penelitian kualitatif maupun

kuantitatif tidak pernah terlepas dari data, pengolahan data dan analisisnya. Sebuah

proses penelitian akan diakhiri dengan proses yang disebut dengan analisis data.

Analisis data merupakan sebuah tahap yang bermanfaat untuk menerjemahkan data

hasil penelitian  agar pembaca mudah memahaminya. Dalam menganalisis hasil data

dari penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis isi (content analysis).44

Analisis isi (content analysis) adalah teknik penelitian untuk membuat

referensi-referensi yang dapat ditiru (replicable), teknik  analisis isi dilakukan secara

sistematis dan obyektif.45 Teknik analisis isi meliputi, analisis deskriptif, taksonomi

dan interpretatif.  Analisis deskriptif digunakanan untuk memberikan gambaran atau

mendeskripsikan latar belakang masalah suatu penelitian. Sebagimana yang

digambarkan dalam salah satu rujukan peneliti buku yang dikarang oleh Haidar

Bagir yang berjudul Mengenal Tasawuf Spiritualisme dalam Islam, peneliti juga

43Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif (cet. V; Jakarta; Rajawali Pers, 2016), h. 38-39.

44Pengunaaan analisis isi untuk penelitian kualitatif tidak jauh berbeda dengan pendekatan
lainnya. Awal mula harus ada fenomena yang harus diamati. Dalam arti bahwa peneliti harus lebih
dulu dapat merumuskan dengan tepat apa yang ingin diteliti dan tindakannya harus didasari pada
tujuan tersebut. M. Burhan Bungin, Penelitian KualitatifKomunikasi, Ekonomi, kabijaksanaan Publik
dan Ilmu Sosial Lainnya. (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2011),  163.

45M. Burhan Bungin, Penelitian KualitatifKomunikasi, Ekonomi, kabijaksanaan Publik
dan Ilmu Sosial Lainnya, h.  163.
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berusaha menggambarkan dinamika spiritual masyarakat perkotaan yang sedikit

disinggung dalam buku tersebut. Analisis taksonomi digunakan untuk menganilisis

domain untuk mendapatkan gambaran secara kompherensif/menyeluruh utamanya

pada aspek ajaran tasawuf yang akan peneliti kaji.46 Terakhir, metode interpretatif,

peneliti berusaha menginterpretasi dan menganalisis secara mendalam aspek-aspek

ajaran tasawuf  bagi masyarakat perkotaan. Langkah terkahir adalah penarikan

kesimpulan/ conclusion drawing (Verification), yaitu proses merumuskan data

berdasarkan dua aktivitas sebelumnya. Kesimpulan ini dapat berupa kesimpulan

sementara maupun kesimpulan akhir (final).47

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk menegtahui sejauh mana

ajaran tasawuf memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat

perkotaan. Adapun tujuannya secara terperinci, sebagai berikut;

1. Mengungkap secara filosofis ajaran tasawuf agar diperoleh pemahaman

yang hakiki dan konpherensif, serta menjadikan tasawuf sebagai salah satu

problem solving menghadapi krisis bagi masyarakat perkotaan.

2. Mengungkap secara filosofis signifikansi ajaran tasawuf bagi kehidupan

masyarakat perkotaan. Sehingga dapat dijadikan dasar dalam menjalani

46Anton Bakker dan Ahmad Charris  Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, h. 54.

47Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci, h. 11-12.
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kehidupan sesuai tuntutan ajaran Islam, sebagaimana tasawuf dengan

tujuannya sebagai pembinaan ahlak dan spiritual.

Adapun kegunaannya adalah, diharapkan penelitian ini berguna bagi

kepentingan ilmiah dan kepentingan praktis.

1. Secara teori, yakni sebagai bahan telaah untuk dicermati dan didiskusikan

lebih lanjut demi perkembangan khazanah ilmu pengetahuaan pada

bidang tasawuf bagi kehidupan masyarakat perkotaan. Oleh karena itu,

diharapkan penelitian ini dapat menggugah peneliti selanjutnya dalam

mengembangkan ajaran tasawuf bagi kehidupan modern saat ini.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi seluruh

kalangan. Karena tasawuf sebagai salah satu jalan dan solusi terbaik

dalam menanggulangi krisis spiritual dan akhlak ummat Islam saat ini

yang diakibatkan oleh dampak negatif yang ditimbulkan era globalisasi.
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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TASAWUF

A. Konsep Tasawuf

1. Pengertian Tasawuf

Para ulama tasawuf dalam dalam penggunaan kata tasawuf berbeda

pendapat tentang asal-usul katanya. Ada bulu atau wol yang mengemukakan bahwa

kata tasawuf berasal dari kata shafa yang berarti suci, bersih atau murni. Pandangan

lain juga mengatakan bahwa kata tasawuf sebenarnya berasal dari kata shaff yang

berarti barisan. Demikian pula ada yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata

ash-shufu yang artinya buku atau wol kasar.1

Pengertian tentang tasawuf oleh Harun Nasution sebagaimana yang dikutip

oleh Abuddin Nata, memberikan paling tidak lima istilah yang berkenaan dengan kata

tasawuf, yaitu al-suffah (ahl al-suffah) orang yang pindah dengan Nabi dari Makkah

1Ahmad Bangun Nasution dan Rayani Hanum Siregar, Akhlak Tasawauf: Pengenalan
Pemahaman dan Pengaplikasiannya Disertai Biografi dan Tokoh-Tokoh Sufi (Jakarta: Rajawali Pers,
2013), h. 3. Meskipun kata tasawuf sudah begitu terkenal, asal-usul pengertiannya masih menjadi
perbincangan yang kontroversial. Hal ini dikarenakan karena eksistensi tasawuf dalam dunia Islam
baru dikenal secara luas di penghujung abad kedua Hijriah, sebagai perkembangan lanjut dari
kesalehan (asketis) para zahid yang mengelompok di serambi Masjid Madinah. Kontroversi tersebut
juga semakin dipertajam oleh masuknya pendapat para orientalis dengan mengenaralisasikan tasawuf
sebagai sesuatu yang bersumber dari luar ajaran Islam. Pendefinisian kata tasawuf yang berasal dari
bahasa Yunani, yakni Sophos yang berarti hikmah. Namun hal ini tentu bukanlah alasan yang tepat
mendasari pengertian tasawuf dari kata sophos. Sekalipun orang sufi memiliki hubungan dengan kata
hikmah. Akan tetapi dalam literature bahasa Arab jika kata “s” pada sophos di-transliterasikan dalam
bahasa Arab maka akan menjadi sin (س) bukan (ص)  seperti kata falsafah (فلسفة) dari kata philosophia.
Berkenaan dengan hal tersebut, kurang tepat jika tasawuf di asumsikan sebagai sesuatu yang
bersumber dari luar ajaran Islam. Lihat: Muh. Room, Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam
Pendidikan Islam: Solusi Mengantisipasi Krisis Spiritual di Era Globallisasi (Makassar: CV Berkah
Utami, 2010), h. 102
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ke Madinah, saf (barisan), sufi (suci), Sophos (bahasa Yunani: hikmat), dan suf (kain

wol). Abuddin Nata mengatakan keseluruhan istilah yang diberikan oleh Harun

Nasution sangat mungkin untuk dihubungkan dengan kata tasawuf. Seperti kata ahl-

Suffah menggambarkan keadaan orang yang rela mengorbankan segala apa yang

dimiliki hanya untuk Allah. Mereka ini rela meninggalkan segalanya dan berhijrah

bersama nabi dari Mekkah ke Madinah. Selanjutnya adalah kata saf, yang

menggambarkan orang yang selalu berada pada barisan terdepan dalam beribadah

kepada Allah begitu juga dalam melakukan amal kebajikan. Demikian halnya dengan

kata sufi (suci) menggambarkan orang yang sellu memelihara dirinya dari perbuatan

dosa. Adapun kata Suf (kain wol) menggambarkan simbol kesederhanaan yang tidak

mementingkan dunia. Terkahir adalah kata sophos yang menggambarkan jiwa yang

selalu cenderung kepada kebenaran.2

Terkait dari beberapa asal kata tasawuf diatas, yang paling banyak

disepakati sebagai asal kata tasawuf adalah shuf yang berarti kain wol kasar. Diantara

ulama yang cenderung terhadap kesepakatan asal kata dari tasawuf ini adalah, al-

Kalabadzi, asy-Sukhrawardi, al-Qusyairi , meskipun pada realitanya tidak semua

kaum sufi mengenakan pakaian berkain wol. Shaff merupakan simbol dari

kesederhanaan dan keberpindahan. Rivai Siregar mengutip  pendapat R.A Nicholson,

bahwa menghubungkan tasawuf dengan shuf atau wol kasar tampaknya cukup

beralasan, hal tersebut karena keduanya terdapat korelasi, yakni antara jenis pakaian

2Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia (cet 13, Jakarta: Rajawali Pers,
2014), h. 154-155.
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yang sederhana dengan kebersahajaan hidup para sufi, dan mengenakan kain wol

merupakan karakteristik kehidupan orang-orang saleh sebelum datangnya Islam.3

Sedangkan menurut Barmawi Umar sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Munir

menegaskan bahwa tasawuf berknotasi makna dengan tashawwafa ar-rajul artinya

laki-laki yang bertasawuf. Maksudnya adalah seorang laki-laki telah pindah dari

kehidupan biasa menuju kehidupan sufi tasawuf.4 Diketahui bahwa, pencarian asal

usul akar kata tasawuf memang bukan hal yang mudah, sehingga wajar saja jika para

ulama dan para ahli berbeda pendapat dalam mendefinisikannya.

Dalam literature Barat, istilah tasawuf disebut dengan Islamic mysticism

atau mistisisme Islam. Adapun pendefinisian tasawuf secara terminologi juga banyak

dikemukakan oleh para ulama dan para ahli. Berbagai macam pendapat yang lahir

dalam mendefinisikan tasawuf  dikarenakan tasawuf itu berpangkal pada pengalaman

ruhaniah yang hampir mustahil untuk dijelaskan secara tepat melalui bahasa lisan.

Menurut Dr. Abdurahman al-Badawi dalam Tarikh at-Tashawwuf al-

Islami, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Munir tasawuf pada hakikatnya

didasarkan kepada dua hal. Pertama, pengalaman batin dalam hubungan langsung

antara hamba dengan pencipta. Caranya melalui cara tertentu di luar logika akal, yaitu

bersatunya antara subjek dan objek yang menyebabkan yang bersangkutan “dikuasai”

gelombang kesadaran, seakan dilimpahi cahaya yang menghanyutkan perasaan.

3M. Solihin dan Rosihon Anwar, Ilmu Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 13.
4Samsul Munir Amin, Ilmu Tasawuf (Jakarta: Amzah, 2015), h. 5.
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Tampak baginya suatu kekuatan ghaib menguasai diri dan menjalar di segenap jiwa

raganya. Oleh karena itu, ia menamakan cahaya itu sebagai “tiupan-tiupan”

transendental yang menyegarkan jiwa. Pengalaman seperti ini sering diiringi gejala-

gejala psikologis seperti merasa adanya peristiwa atau suara-suara terdengar atau

seakan terlihat olehnya sesuatu yang bersifat paranormal.5

Kedua, dalam tasawuf “kesatuan” Tuhan dengan hamba adalah sesuatu

yang memungkinkan sebab jika tidak, tasawuf akan berwujud sekadar moralitas

keagamaan. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan terhadap wujud absolut yang

merupakan satu-satunya wujud yang ril. Komunikasi dan hubungan langsung dengan

Tuhan berlaku dalam taraf yang berbeda hingga mencapai “kesatuan paripurna” yaitu

tidak ada yang “terasa” kecuali yang Esa. Sehingga dari sini perjalanan tasawuf

dikatakan sebagai tanda pendakian transendental. Perjalanan itu ialah perjalanan

pendakian (mi’raj) hingga mencapai puncak kesatuan paripurna.6

Guru sufi kontemporer, Syekh Muhammad Hisyam Kabbani menulis

bahwa tasawuf adalah ilmu untuk mempelajari bagaimana membersihkan jiwa dari

hasrat yang buruk seperti dengki, tipu daya, ingin dipuji/riya’, sombong, angkuh,

marah, tamak, kikir dan lain sebagainya. Tasawuf mengajarkan seseorang agar

melihat pada diri sendiri, emebersihkannya sesuai dengan tuntutan al-Quran dan

Sunnah nabi saw, serta menghias diri dengan sifat-sifat yang mulia (al-shifat al-

5Samsul Munir Amin, Ilmu Tasawuf, h. 9.
6 Samsul Munir Amin, Ilmu Tasawuf, h. 9-10.



39

kamilah) seperti, taubat, taqwa, istiqamah shidq, ikhlas, zuhud, wara’ tawakkal,

beradab baik, mahabbah/cinta, dzikir, muraqabah/waspada dan sifat-sifat lainnya.

Sedangkan dalam perspektif Nurcholis Madjid, memandang tasawuf

sebagai oposisi rohani menghadapi tantangan dan godaan zaman yang tidak bisa

terkontrol. Tasawuf hadir sebagai gerakan rohani untuk melahirkan manusia yang

religius, berbudi luhur dan berjiwa sosial serta melahirkan sikap empati terhadap

tasawuf yang tidak mudah memvonis pernyataan ganjl para sufi.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan, maka secara pribadi

peneliti memandang tasawuf sebagai jalan mengisi kehidupan kita dengan akhlak

yang berdasarkan anjuran agama Islam. Sebagaimana tasawuf yang hampir

keseluruhan aspekya berbicara masalah moralitas sebagai jalan untuk mendekatkan

diri kepada Allah swt. Kemudian dari aspek epistemologi, tasawuf memiliki peran

sentral membangun sikap mental yang kuat dan disiplin kerohanian yang tinggi. Di

samping itu, potret tasawuf yang peneliti asumsikan disini adalah tasawuf sebagai

basis ilmu akhlak.

Dalam hal hal ini, secara tegas peneliti ingin menyampaikan bahwa

tasawuf tidak lain sebagai jalan atau usaha penyucian jiwa dengan meninggalkan

segala aspek yang membawa kemudharatan bagi diri manusia, atau usaha untuk

membentengi diri dari segala perangai yang tercela kepada bentuk perangai/akhlak

yang terpuji. Dengan demikian, penjabaran pengertian tasawuf bisa dimengerti dan
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dipahami oleh seluruh kalangan tanpa terkecuali. Oleh karena itu, berkenaan dengan

pengertian tasawuf yang sedikit banyak telah diuraikan oleh peneliti, selayaknya bisa

terimplementasi dalam bentuk kegiatan kita sehari-hari sebagai upaya untuk

membentengi diri dari pengaruh buruk, utamanya di zaman sekarang dengan

kompleksitas masalah hidup dan sederet permasalahan-permasalahan yang sangat

meresahkan kehidupan manusia dalam kesehariannya.

Demikian telaah atas pemikiran dari berbagai tokoh, sehingga dalam hal ini

peneliti mencoba memberikan pandangan yang tidak jauh berbeda dengan pengertian

tasawuf dari berbagai pendapat para tokoh. Mempertegas definisi tasawuf dari asumsi

peneliti, bahwa tasawuf selain sebagai ilmu akhlak juga sebagai basis spiritual yang

bisa di jabarkan dalam kehidupan sosial masyarakat perkotaan. Dengan harapan,

ajaran tasawuf bisa terimplementasikan dalam perilaku yang nyata yang akan

mengantarkan manusia pada keseimbangan hidup di abad modern ini. Sehingga akan

terwujud keselarasan, itegritas, aktif, toleran, optimis, humanis, keseimbangan

jasmani dan rohani (zahir dan batin), individu-sosial, vertikal-horizontal serta

pengamalan ajaran agama pun terlaksana dengan khusyu dan mendalam, bukan

semata-mata karena sekedar menggurkan kewajiban saja serta terwujudnya manusia

dengan budi pekerti yang luhur dan mulia, sebagimana tasawuf sebagai basis ilmu

akhlak.
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2. Tujuan Tasawuf

Secara umum, tujuan dari tasawuf adalah agar berada sedekat mungkin

dengan sang Pencipta. Kaum sufi berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang dapat

megantarkan seseorang mencapai kebahagiaan di sisi Allah hanyalah dengan

kesucian jiwa. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat kesempurnaan dan kesucian

jiwa manusia memerlukan pendidikan dan latihan mental yang panjang. Dalam

memasuki kehidupan awal tasawuf, seorang murid diharuskan melewati beberapa

fase dan latihan kerohanian yang cukup berat. Diantaranya, jihadun nafs yang berarti

jihad mengendalikan hawa nafsu, bila mungkin mematikan hawa nafsu.7

Menurut A. Rivai Siregar, ada tiga karakteristik dari tujuan tasawuf.

Pertama, tasawuf sebagai pembinaan aspek moral, yang meliputi perwujudan

kestabilan jiwa yang berkesinambungan, penguasaan dan pengendalian hawa nafsu

sehingga manusia bisa konsisten kepada keluhuran moral. Pada tataran moralitas ini,

tujuan tasawuf bermuara dalam bentuk praktis. Kedua, tasawuf yang bertujuan

ma’rifatullah melalui penyingkapan langsung atau metode kasyf al-hjab. tasawuf

jenis ini sudah bersifat teoretis dengan seperangkat ketentuan khusus yang

diformulasikan secara sistematis analitis. Ketiga, tasawuf yang bertujuan untuk

membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri dengan Allah secara

sistematis filosofis, pengkajian garis hubungan antara Tuhan dengan makhluk. Dalam

hal dekat dengan Tuhan terdapat tiga simbolisme; dekat dalam arti melihat dan

7 Rahmi Damis, Tasawuf (Makassar: Alauddin University  Press, 2013), h. 10.
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merasakan kehadiran Tuhan dalam hati, dekat dalam arti berjumpa dengan Tuhan

sehingga terjadi dialog, dan dekat dalam arti penyatuan manusia dengan Tuhan

sehingga terjadi monolog antara Tuhan dan manusia yang menyatu dalam iradah

Tuhan.8

Tujuan akhir tasawuf adalah bagaimana mewujudkan eksistensi diri agar

dekat dengan Tuhan. Dalam makna dekat dengan Tuhan terdapat tiga simbolisme,

yaitu: dekat dalam arti melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hati, dekat

dalam arti berjumpa dengan Tuhan, sehingga terjadi dialog antara manusia dengan

Tuhan, dan makna dekat yang ketiga adalah penyatuan manusia dengan Tuhan

sehingga yang terjadi adalah monolog antara manusia yang telah menyatu dalam

iradat Tuhan. Dapat dikatakan bahwa tujuan dari tasawuf adalah etika murni atau

psikologimurni atau keduanya secara bersamaan yaitu;9

a. Penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, karena Dialah penggerak

utama dari semua kejadian di alam ini.

b. Penanggalan secara total dari semua keinginan pribadi dan melepas diri dari

sifat-sifat jelek yang berkenaan dengan kehidupan duniawi yang diistilahkan

sebagai “fana al-ma’asi dan baqa al-ta’ah”,

8Rivay Siregar, Tasawuf Dari Sufisme Klasik Ke Neo-Sufisme (Cet. II; Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2002), h. 57.

9Indo Santalia, Akhlak Tasawuf (makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 58.
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c. Peniadaan kesadaran terhadap diri sendiri serta pemusatan diri pada perenungan

terhadap Tuhan semata, tiada yang dicari kecuali Dia. Ilai anta maksudi wa

ridhaka mathlubi.

3. Sumber Ajaran Tasawuf

Seiring dengan munculnya kritik-kritik tajam terhadap tasawuf yang

menimbulkan ketegangan dalam dunia pemikiran Islam, nampaknya sudah mulai

timbul aneka argumentasi tentang, apakah tasawuf benar-benar ilmu keIslaman

ataukah hanya sekedar pengislamisasian unsur-unsur non-Islam yang selama ini

banyak menimbulkan argument terkait dari mana sebenarnya sumber ajaran tasawuf

ini. Kontroversi ini bermula sejak munculnya tasawuf falsafi dan semakin diperkuat

dengan masuknya pendapat orientalis, yang secara generalisasi mengatakan bahwa

tasawuf bersumber dari luar Islam.10 Secara umum memang orang Arab sangat akrab

dan menyukai cara hidup orang Nasrani, karena itu berpengaruh pada acara-cara

mereka menjalankan latihan (riyadah) dan ibadah. Tak heran kalau Von Kromyer

mengasumsikan bahwa tasawuf adalah buah dari kenasranian pada zaman Jahiliah.

Ringkasnya, ajaran-ajaran tasawuf yang dikatakan berawal dari tradisi diluar Islam

karena ada beberapa kemiripan. Seperti, fungsi syekh, mursyid atau guru. Syekh

dalam ajaran tasawuf menyerupai fungsi pendeta dalam agama nasrani, hanya saja

bedanya, pendeta mempunyai wewenang menghapus dosa. Mengutip pendapat dari

R.A. Nichloson, bahwa kecendrungan asketis dan senang kepada kesenyapan,

10Indo Santalia, Akhlak Tasawuf, h. 50-51.
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memiliki kesesuaian dengan teori-teori yang ada pada agama Nasrani. Banyak nas-

nas dalam Bibel,  begitu juga dengan dari perkataan Yesus, dapat ditemuka dalam

karya-karya biografi sufi klasik. Demikian halnya dengan peranan para pendeta

(rahib) nasrani sebagai guru yang memberi petunjuk dan saran dalam kehidupan

asketis-sufi Islam. Seperti terlihat di dalam memilih pakaian bulu wol domba (suf),

yang merupakan asal-usul kata sufi. Jadi kecendrungan pada kesenyapan, mengingat

Allah (zikr) dan juga berbagai kegiatan asketis lainnya, sebenarnya dapat ditelusuri

dan ternyata menuju sumber asal yang sama.11

Asumsi dari pendangan kelompok yang menyatakan tasawuf berasal dari

luar Islam, apakah Persia, Hindu Nasrani, Filsafat Yunani dan atau dari sumber

lainnya, mendasarkan pendapatnya hanya karena adanya kesamaan tipologinya

belaka. Pendapat yang demikian nampaknya terkesan tidak jujur dan tidak obyektif.

Sebab, dalam paradigma keilmuan tidak ada satupun yang memastikan bahwa setiap

11Asmaran AS, Pengantar Studi Tasawuf, h. 183. Mengutip dari tulisan Asmaran AS. Di
antara sekian banyak orientalis yang berasumsi bahwa corak tasawuf berasal dari luar agama Islam.
R.A. Nicholson kembali meninjau pendapatnya, bahwa tasawuf itu bersumber dari Islam. Abu al-‘Ala
Afifi dalam kata pengantarnya  pada terjemahan bahasa Arab untuk kajian-kajian Nicholson, Fi al-
Tasawuf al-Islami wa tarikhihi, menyatakan bagaimana perubahan sikap Nicholson terlihat jelas dalam
artikelnya tasawuf, yang dimuat dalam Encyclopedia Of Relegion and Ethnics. Dalam artikel tersebut
secara sadar Nicholson mengakui bahwa Islam sebagai salah satu landasan pertumbuhan dan
perkembangan tasawuf. Karena itu, dia menolak kedua teori yang dikemukakan Von Kramer dan lain-
lainnya, bahwa tasawuf ditimba dari sumber India –Persia, dan karakteristik terpenting tasawuf adalah
wahdah al-Wujud (pantaisme), sembari ia menegaskan bahwa tidak semua tasawuf menganut paham
tersebut. Nicholson menolak terdapatnya corak pantaisme ini, sekalipun diriwayatkan bahwa al-Hallaj
pernah berkata:” Aku inilah Dia” (Ana al-Haqq), Umar ibn al-Farid pernah berkata: “Aku inilah Dia”
(Ana huwa), atau Abu Yazid al-Bustami pernah berkata: “Maha suci Aku, betapa Maha Besar Aku”
(Subhani, ma a’zama sya’ni). Menurut Nicholson, aliran “Pantaisme” dalam tasawuf justru baru
muncul pada masa Ibn Arabi, yang meninggal pda 638 H. Mengutip pernytaan Louis Massignon
bahwa sangat tidak mungkin tasawuf berasal dari luar agama Islam. Lahirnya murni dari sumber Islam,
dan dampak asing terhadap tasawuf sangat terbatas. Lihat, Asmaran AS, Pengantar Studi Tasawuf, h.
199.
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yang sama atau yang mirip adalah karena terjadi saling pengaruh atau karena plagiat.

Sehingga untuk dapat dibenarkan adanya hubungan interaksi historis antara satu nilai

dengan nilai lainnya, haruslah dapat dibuktikan adanya kontak yang real antara

keduanya. Sedangkan keserupaan atau kemiripan bukanlah satu bukti yang real.

Alangkah banyaknya bentuk-bentuk keserupaan di alam semesta ini, padahal satu

sama lainnya tidak ada hubungan, baik dalam kesejarahan maupun dalam

substansinya. Alasan lain yang mereka kemukakan adalah, bahwa tokoh-tokoh sufi

kebanyakan dari Persia yang asalnya beragama Majusi atau bangsa lain yang tadinya

beragama Kristen. Argumen ini juga sangat lemah dan goyah, mengingat bahwa

cikal-bakal tasawuf lahir di Jazirah Arab dan dari bangsa Arab itu sendiri.12

Mengutip pendapat dari A. Rivai Siregar, bahwa dasar-dasar tasawuf sudah

ada sejak datangnya agama Islam, hal ini dapat diketahui dari kehidupan nabi

Muhammad saw, dari cara hidup beliau yang menunjukkan nilai-nilai

kesufian.13Selanjutnya untuk membuktikan bahwa tasawuf itu benar berasal dari

Islam itu sendiri, perlu dikemukakan keterangan-keteranga al-Quran dan al-Sunnah

serta amalan-amalan Rasululullah, sahabat dan tabi’in yang dijadikan sebagai teladan

utama  oleh setiap sufi.

Sedangkan pendapat dari Abu al-Wafa’ al-Ganimi al-Taftazani bahwa

semua tahapan (maqamat) dan keadaan (ahwal) para sufi, yang dasar-dasarnya

12Indo Santalia, Akhlak Tasawuf, h. 51
13Rivay Siregar, Tasawuf Dari Sufisme Klasik Ke Neo-Sufisme, h. 48.
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merupakan tema pokok ajaran tasawuf, berlandaskan al-Quran. Mengenai hal tersebut

dituliskan dalam ayat-ayat al-Quran berikut ini;

a. QS. al-Ankabut/29: 69.

                   
Terjemahnya:

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar
akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah
benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.14

b. QS. al-Baqarah/2: 194.

          
Terjemahnya:

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang
yang bertakwa.15

c. QS. al-Baqarah/2: 218.

                   
        

Terjemahnya:

14Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Al-Fatih Berkah
Cipta, 2012), h. h. 404.

15Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 30.
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Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan
berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.16

d. QS. an-Nisa/4: 77

            


Terjemahnya:

Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik
untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.17

e. QS. al-Fajr/89: 27-28

                 
Terjemahnya:

Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi
diridhai-Nya.18

f. QS. ar-Rad/13: 28

                      
  

Terjemahnya:

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi
tenteram.19

16 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 34.
17Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 90.
18Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 594.
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Jika kita cermati sebenarnya, ada begitu banyak ayat-ayat al-Quran yang

menjadi landasan prinsip tasawuf. Demikianlah seterusnya, jika kita mengkaji ayat-

ayat al-Quran, maka kita akan menemukan begitu banyak ayat-ayat yang

membicarakan tentang tasawuf seperti, sabar, syukur, ikhlas, harap, ma’rifat dan

ajaran spiritual lainnya yang sangat akrab dengan wacana-wacana tasawuf yang

diajarkan dan di praktikkan oleh kaum sufi. Sehingga kurang tepat apabila tasawuf di

asumsikan sebagai sesuatu yang berasal dari luar agama Islam.

4. Sekilas Tentang Sejarah Perkembangan Tasawuf Dan Karakteristiknya

Tasawuf pada hakikatnya muncul bersamaan dengan kelahiran agama

Islam itu sendiri, yakni sejak nabi Muhammad diutus menjadi rasul. Mencontoh dari

perilaku dan kepribadian yang ditampakkan oleh nabi Muhammad saw. Selanjutnya,

dalam kehudupan rasulululah juga terdapat petunjuk yang menggambarkannya

sebagai seorang sufi. Nabi Muhammad telah melakukan pengasingan diri ke Gua

Hira’ menjelang datangnya wahyu. Dia menjauhi pola hidup kebendaan dimana pada

saat itu orang Arab banyak melakukan praktek perdagangan yang menggunakan

segala cara yang menghalalkan.

Praktek kehidupan rasulululah yang sangat sederhana ini, banyak

dipraktekan oleh para sahabat-sahabatnya. Abu Bakar Ash-Shiddiq misalnya, ia

pernah berkata: Aku mendapatkan kemuliaan dalam ketakwaan, kefaanaan dalam

keagungan dan rendah hati. Demikian juga dengan Umar Ibn Khattab pada suatu

19Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 252
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ketika ia pernah berkhutbah dihadapan jamaah dengan menggunakan pakaian yang

sangat sederhana. Begitujuga halnya dengan Usman Ibn Affan, ia banyak

menghabiskan waktunya untuk beribadah dan membaca al-Quran, baginya al-Quran

adalah surat dari kekasih yang harus senantiasa dibaca dan dibawa kemanapun ia

pergi. Demikian juga dengan sahabat-sahabat lainnya seperti, Abu Dzar al-Ghiffari,

Tamin Darmy dan Huzaifah al-Yamani20

Fase selanjutnya, selain keempat sahabat tersebut yang penulis sebutkan

diatas, banyak sahabat nabi yang dijadikan rujukan dalam kehidupan ruhani seperti

Huzaifah bin yaman, Bahlul Ibn Zuaib Kahmas al-Hilali, Abu al-Darda’, mereka ini

disebut ahl al-Suffah. Setelah itu muncul tokoh seperti Hasan al-Basri dan juga

seorang wanita Zahid bernama Rabiah al-Adawiyah. Pada periode ini tasawuf

memiliki karakter asketisme. Pada abad ke-3 dan ke-4 tasawuf mencapai kematangan.

Ditandai dengan penghayatan batin kepada Tuhan semakin mendalam. Seperti tokoh

Dzu al-Nun dengan konsep ma’rifah, Abu Yazid al-Bustami dengan konsep fana,

baqa’ dan ittihadnya, juga Husaain ibn al-Hallaj dengan konsep hulul-nya. Setelah

kematian al-Hallaj yang tragis, yang menyebabkan nama tasawuf menjadi tidak baik

maka muncullah tokoh Abu hamid al-Ghazali. Al-Ghazali telah banyak memberikan

sumbansgi bagi perkembangan dunia tasawuf. Ia menghidupkan kembali dunia

tasawuf dengan menselaraskannya dengan ahl al-sunnah wa al-jama’ah, sehingga

tasawuf  banyak diterima oleh mayoritas umat Islam. Adapun tasawuf yang

20Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia, (Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Pers,
2014), h. 158-159.
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dikembangkan oleh al-Ghazali dibagi menjadi dua yaitu tasawuf akhlaki yang

berorientasi kepada penyucian jiwa dengan melalui tiga tahapan, yakni takhalli,

tahalli dan tajalli. Kedua yakni tasawuf amali yang berorientasi pada thariqat yang

sampai detik ini secara konkret melestarikan tasawuf dengan segala bentuk ajaran di

dalamnya.21

Perkembangan selanjutnya pada abad ke-6 dan ke-7 H, Islam meluas

hingga ke luar semenanjung  Arabia. Kemudian terjadi akulturasi antara tasawuf dan

filsafat, hingga muncul beberapa tokoh seperti Suhrawardi al-Maqtul, Muhyiddin ibn

Arabi, Abd al-Haq ibn Sab’in al-Mursi.22 Hingga saat ini perkembangan tasawuf

nampak tetap eksis, apalagi tasawuf sangat relevan dengan keadaan sekarang ini

sebagai sebuah solusi bagi krisis spiritual dan akhlak masyarakat saat ini.

Reaktualisasi tasawuf sebagai salah satu alternatif pada kehidupan masyarakat saat ini

ditandai dengan munculnya berbagai istilah baru seperti tasawuf modern, tasawuf

postif dan tasawuf sosial.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, gerakan sufisme yang paling kental di

dominasi oleh sufisme aliran al-Ghazali. Buku-buku atau karya al-Ghazali banyak

dijadikan sebagai pedoman dan digemari oleh masyarakat pada umumnya yang

memuat tentang pokok bahasan tasawuf akhlak dan tasawuf amali, yang

21Ida Munfarida, “Nilai-Nilai Tasawuf Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Etika
Lingkungan Hidup.”Tesis, Lampung: Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2017, h. 65-
66.

22Ida Munfarida, “Nilai-Nilai Tasawuf Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Etika
Lingkungan Hidup.”Tesis, Lampung: Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2017, h. 66-
67.
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keseluruhannya beraliran tasawuf sunni. Kemudian pada permulaan tahun 1950-an,

Hamka melalu bukunya Tasawuf: Perkembangan dan Pemurniannya serta Tasawuf

Modern,berusaha memperlihatkan bahwa tasawuf yang benar itu adalah yang tetap

berakar pada prinsip tauhid, yakni Tuhan hanya satu. Artinya, bertasawuf adalah

mengisi diri dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah swt dana tau mengidentifikasi diri

dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah swt. Sehingga di sini dipahami bahwa

bertasawuf juga harus tetap meleburkan diri ke dalam gelanggang kehidupan

masyarakat luas seperti kehidupan biasanya, dan coraktasawuf seperti ini, sangat coco

diimplementasikan di era globalisasi.23 Berikut ini merupakan jenis-jenis tasawuf

beserta karakteristiknya.

1. Tasawuf Akhlaki

Secara etimologi tasawuf akhlaki bermakna membersihkan tingkah laku

atau saling membersihkan tingkah laku.24 Dalam pandangan kaum sufi, manusia

cenderung mengikuti segala tabiat dan hawa nafsunya. Manusia cenderung

dikendalikan oleh dorongan-dorongan hawa nafsu pribadi, bukan manusia yang

mengendalikan hawa nafsunya. Ia cenderung mencintai dunia. Sebenarnya, manusia

tidak boleh mematikan sama sekali nafsunya, tetapi ia harus menguasainya agar nafsu

itu tidak sampai membawa kepada kesesatan. Nafsu adalah salah satu potensi yang

diciptakan Tuhan di dalam diri manusia agar ia dapat hidup maju, penuh kreativitas

23 Muh. Room, Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam Pendidikan Islam: Solusi
Mengantisipasi Krisis Spiritual di Era Globallisasi, h. 120.

24Ahmad Bangun Nasution dan Rayani Hanum Siregar, Akhlak Tasawauf: Pengenalan
Pemahaman dan Pengaplikasiannya Disertai Biografi dan Tokoh-Tokoh Sufi, h. 30.
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dan bersemangat. Jika manusia tidak memiliki nafsu, tidak akan ada kemujan dalam

hidup ini. Tidak ada kompetisi diantara mereka untuk memenuhi tuntunan hidup yang

senantiasa berkkembang setiap saat. Sehingga bagi al-Ghazali, hal ini akan membawa

pada jurang kehancuran moral.25 Dalam al-Quran juga dijelaskan jika nafsu manusia

kecendrungannya berada dianatara baik dan buruk. Firman Allah swt dalam QS. Asy-

Syams/91: 7-10.

                 
      

Terjemahnya:

Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan
kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah
orang yang mensucikan jiwa itu. Dan Sesungguhnya merugilah orang yang
mengotorinya.26

Rehabilitasi kondisi mental yang tidak baik, menurut orang sufi, tidak akan

berhasil baik apabila terapinya hanya dari aspek lahiriah. Itulah sebabnya, pada tahap-

tahap awal memasuki kehidupan tasawuf, seorang murid diharuskan melakukan

amalan dan latihan kerohanian yang cukup berat. Tujuannya adalah untuk menguasai

hawa nafsu dalam rangka pembersihan jiwa untuk dapat berada dihadirat Allah.

Tindakan manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu dalam mengejar kehidupan

duniawi, merupakan tabir penghalang antara manusia dengan Tuhan. Sebagai usaha

25Asmaran AS, Pengantar Studi Tasawuf, (Cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
1996), h. 65.

26Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 595.
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menyingkap tabir yang membatasi manusia dengan Tuhan, ahli tasawuf membuat

suatu sistem yang tersusun atas dasar didikan tiga tingkat yang disebut takhalli,

tahalli dan tajalli.

1) Takhalli

Takhalli berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dari maksiat lahir

dan maksiat batin. Diantara sifat-sifat tercela yang mengotori jiwa (hati) manusia

ialah hasad (dengki), hiqd (rasa mendongkol), su’u al-zaan (buruk sangka),

takkabur (sombong), ‘ujub (membanggakan diri), riya’ (pamer), bukhl (kikir) dan

gadab (pemarah). Membersihkan diri dari sifat-sifat tercela bagi orang sufi

dianggap sebagai najis maknawi (najasah ma’nawiyah) Adanya najis-najis ini

pada diri seseorang menyebabkan ia tidak mungkin dapat dekat kepada Tuhan,

sebagaimana kalau mempunyai najis zati (najasah suriyah), ia tidak mungkin

dapat mendekati atau melakukan ibadah yang diperintahkan Tuhan. Al-Ghazali

mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Asmaran AS bahwa sifat-sifat tercela

ini disebut dengan sebutan sifat-sifat muhlikat yaitu segala tingkah laku manusia

yang dapat membawanya kepada kebinasaan.27

2) Tahalli

Tahalli ini merupakan tahap pengisian jiwa yang telah dikosongkan pada

tahap takhalli. Dengan kata lain, sesudah tahap pembersihan diri dari segala sifat

27Asmaran AS, Pengantar Studi Tasawuf, h. 67.
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dan sikap mental yang tidak baik dapat dilalui (takhalli),  usaha itu harus berlanjut

terus ketahap berikutnya yang disebut tahalli. Tahalli yang berarti menghias diri

dengan jalan membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik.

Tahalli, berarti menghias diri dengan jalan membiasakan diri dengan sifat

dan sikap serta perbuatan yang baik. Berusaha agar dalam  setiap gerak perilaku

selalu berjalan diatas ketentuan agama. Mengutip perkataan al-Ghazali, jika jiwa

manusia dapat dilatih, dikuasai diubah dan dapat dibentuk sesuai dengan

kehendak manusia itu sendiri. Dari satu latihan akan menjadi kebiasaan dan dari

kebiasaan akan menghasilkan kepribadian. Sikap mental dan perbuatan luhuryang

sangat penting diisikan ke dalam jiwa dan dibiasakan dalam perbuatan dalam

rangka pembentukan manusia paripurna, antara lain adalah taubah, sabar,

kefakiran zuhud, tawakkal, cinta, makrifah dan kerelaan. Apabila manusia mampu

mengisi hatinya (setelah dibersihkan dari sifat-sifat tercela) dengan sifat-sifat

terpuji, maka ia akan menjadi cerah dan terang, sehingga dapat lagi menerima

cahaya Ilahi. Jadi hati yang belum dibersihkan tidak akan dapat menerima cahaya

tersebut.28

3) Tajalli

Rangkaian pendidikan mental selanjutnya setelah melalui fase tahalli

adalah fase tajalli. Tajalli berarti terungkapnya nur gaib untuk hati. Dalam hal ini

kaum sufi mendasarkan pendapatnya pada firman Allah swt QS. An-Nur/24: 35.

28Indo Santalia, Akhlak Tasawuf, h. 64-65.
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Terjemahnya:

.Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah,
adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar.
Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya)
seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya,
(yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula
di sebelah barat(nya) yang minyaknya (saja) Hampir-hampir menerangi, walaupun
tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing
kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat
perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala
sesuatu.29

Mustafa zahri dalam bukunya memahami ilmu Tasawuf merumuskan tajalli

sebagai berikut: “Tajalli adalah lenyapnya atau hilannya hijab dari sifat-sifat

kebasyariahan (kemanusiaan), jelasnya nur selama itu gaib, fananya dan lenyapnya

segala yang lain ketika nampaknya wajah Allah. Karena itu, setiap calon sufi

mengadakan Lathan-latihan jiwa (riyadah), berusaha membersihkan dirinya dari

sifat-sifat yang tercela lalu mengisinya dengan akhlak-akhlak terpuji, segala

tindakannya selalu dalam rangka ibadah, memperbanyak zikr, menghindarkan diri

29Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 354.
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dari segala yang memungkinkan mengurangi kesucian diri, baik lahir maupun batin.

Sehingga sampailah pada tahap tajalli, pada tahap ini hati seorang hamba itu terang

benderang, dadanya terbuka luas dan lapang, serta terangkatlah tabir rahasia alam

malakut dengan karunia rahmat Tuhan. Pada saat itu jelaslah segala hakikat

ketuhanan yang selama ini terdinding oleh kekotoran jiwanya.30

2. Tasawuf Amali

Tasawuf amali adalah tasawuf yeng banyak membahas tentang bagaimana

cara mendekatkan diri kepada Allah. Dalam tasawuf amali yang dimaksud peneliti

disini adalah tarekat31. Dari tarekat lama-kelamaan akan berkembang menjadi sebuah

organisasi sufi, yang melegalisir kegiatan tasawuf. Beberapa istilah dalam tasawuf

amali yang perlu diketahui. Diantaranya, seperti; Mubtadi’, orang pemula yang baru

mempelajari syariat. Mutawasith, yakni seorang yang sudah mempunyai pengetahuan

yang cukup tentang syariat Islam. Muntahi, yaitu seorang yang ilmu syariatnya sudah

matang dan telah menjalani thariqat serta telah menjalani ilmu batiniah sehingga

jiwanya bersih dan tidak melakukan maksiat.32

3. Tasawuf Falsafi

30 Asmaran AS, Pengantar Studi Tasawuf, h. 71-73.
31Mengutip J. Spencer Trimingham bahwa tarekat adalah suatu metode praktis untuk

menuntun dan membimbing seorang sufi secara berencana dengan jalan pikiran, perasaan dan tindakan
yang terkendali secara terus menerus kepada suatu rangkaian maqam untuk dapat merasakan hakikat
yang sebenarnya. Lihat; Zaprulkhan, Ilmu Tasawuf Sebuah Kajian Tematik (Jakarta: Rajawali Pers,
2016), h. 99.

32Solihin dan Rasyid Anwar, Akhlak Tasawuf: Manusia, Etika dan Makna Hidup
(Bandung: Nuansa Cendekia, 2005), h. 164.
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Sekilas tentang tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya

memadukan antara visi mistis dan  rasionalitas. Perpaduan antara terminologi tasawuf

dan filsafat sangat erat kaitannya dengan tasawuf falsafi ini. Tokoh-tokoh sufi dari

tasawuf falsafi ini diantaranya, Abu Yazid al-Busthami, Suhrawardi al-Maqtul, Ibn

Arabid an Ibn Sabi’in.

B. Tingkatan Maqam dalam Tasawuf

1. Tobat

Maqam pertama dalam tasauf adalah tobat dari. Secara terminologi tobat

berarti kembali, menyesal dari perbuatan atau bertaubat. Dalam perspektiif

sufistik, para sufi berbeda pendapat, tetapi pada garis besarnya yang dimaksud

dengan tobat disini dibedakan atas tiga kategori. Pertama, tobat dalam pengertian

meninggalkan segala jenis kemaksiatan dan melakukan kebajikan secara terus

menerus. Kedua, tobat dalam pengertian keluar dari kejahatan dan masuk kepada

kebaikan karena takut akan murka Allah. Ketiga, tobat dalam pengertian terus

menerus bertobat walaupun sudah tidak pernah lagi melakukan dosa.33

Bagi seorang sufi, fungsi tobat tidak hanya sekedar menghapus dosa, tetapi

lebih dari itu sebagai syarat mutlak agar dapat mendekatkan diri sedekat mungkin

dengan Tuhan. Oleh karena itu, salah satu amalan yang harus dilakukan dalam

33Muh. Room, Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam pendidikan Islam: Solusi
mengantisipasi Krisis Spiritual di Era Modern, h. 124.
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maqam pertobatan ini adalah ber-istigfar34 sebanyak mungkin agar bersih dari

dosa.

2. Zuhud

Secara etimologi, zuhud berarti ragaba ‘ansyai’in wa tarakuhu, artinya

tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya.35 Zahada fi al-dunya

berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk beribadah. Secara

etimologi pengertian zuhud tidak terlepas dari dua hal. Pertama, zuhud sebagai

bagian yang tidak boleh terlepas dari tasawuf. Kedua, zuhud sebagai moral dan

akhlak Islam. Apabila tasawuf diartikan sebagai adanya kesadaran dan

komunikasi langsung antara manusia dengan Tuhan sebagai  perwujudan ihsan,

maka zuhud merupakan sebagai suatu stasiun/ maqam menuju tercapainya

perjumpaan atau ma’rifat kepada-Nya.36

3. Sabar

Maqam sabar dalam terminologi sufi merujuk pada sikap pengendalian diri.

Menurut Khawajah Anshari, sabar adalah menahan diri dari keluhan-keluhan

34Dalam al-Quran perintah ber-istigfar yang disertai dengan perintah bertobat
sebagaimana yang termaktub dalam QS. Hud/11: 3, 52 dan 61. Begitu juga dalam QS. al-Baqarah/2:
222.

35Mengenai perngertian zuhud ini, ada begitu banyak penafsiran tetapi semuanya
berknotasi mengurangi  atau menghindari hal-hal yang bersifat duniawi secara berlebih-lebihan.
Dalam al-Quran terdapat begitu banyak ayat-ayat yang mengjaak dan mendorong manusia ke arah pola
hidup yang sederhana. Misalnya saja, QS. al-Nisa/4 : 77, QS. al-Hadid/57: 20, QS. Luqman /31: 33,
semua ayat ini menekankan himbauan kepada manusia agar jangan terpedaya oleh kenikmatan dan
keasyikan kehidupan duniawi yang bersifat sementara.

36M. Amin Syukur, Zuhud di Abad Modern (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004), h. 1.
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yang disertai dengan kecemasan (jaza’) dalam batin. Jadi pengertian sabar dalam

hal ini adalah tidak menampakkan kecemasan dalam batin dan tidak mengeluh

atas perkara-perakar yang tidak diinginkan37.

Imam al-Ghazali menyampaikn pentingnya sikap sabar ini sebagai sikap

yang harus selalu mendasari setiap macam ibadah. Karena dengan sikap tersebut,

seorang hamba tidak akan pernah merasakan keberatan menjalankan ibadah.

Dengan begitu, ia akan sampai pada titik ibadah yang sebenarnya.38

4. Faqr

Maqam faqr dalam tradisi sufistik meunjuk pada pola hidup kemiskinan

material dalam arti tidak menuntut lebih dari apa yang telah dimiliki atau

melebihi kebutuhan primer. Maqam faqr sebagai kesediaan tidak mau

dipengaruhi oleh pemilihan harta yang banyak tetapi sekedar harta tersebut

digunakan  untuk memperlancar ibadah kepada Allah dan makhluk-Nya. Faqr

yang dimaksudkan disini bukanlah kemeralatan yang mengakibatkan seseorang

sama sekali tidak berdaya untuk hidup dan beribadah, tetapi dimaksudkan

sebagai kebutuhan terhadap Allah semata, sehingga tidak terlalu sibuk memupuk

37Zaprulkhan, Ilmu Tasawuf Sebuah Kajian Tematik, h. 50.
38Mahjuddin, Akhlak Tasawuf, h. 223. Dalam al-Quran term tentang sabar terdapat di

dalam beberapa surah, seperti; QS. Ali’Imran/3 : 46 dan Surah al-Anfal, QS. al-Rad /13: 24.
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kekayaan yang mengakibatkan manusia lupa terhadap Tuhannya. Dalam maqam

ini harus selalu dilandasi dengan sikap qana’ah.39

5. Takwa

Maqam takwa merupakan kumpulan seluruh kebaikan dan hakikatnya

adalah seseorang melindungi dirinya dari hukuman Tuhan dengan ketundukan

hanya kepada-Nya. Takwa secara terminologi adalah takut kepada Allah swt

yang menegaskan bahwa orang yang paling mulia disis Allah adalah orang yang

paling bertaqwa.40 Secara umum terminologi tentang takwa dalam tradisi sufistik

adalah sebagai kepatuhan melaksanankan perintah Allah swt dan menjauhi segala

larangannya.

6. Tawakkal

Tawakkal berarti penyandaran diri kepada Allah dengan mempercayai –

Nya sepenuhnya serta dibarengi kesadaran diri untuk melarikan diri dari

pengawasan kekuatan dan sumber manapun. Bagi kaum sufi, sikap tawakkal ini

bukan hanya sekedar menyerahkan diri begitu saja tetapi dalam segala sikap dan

perbuatan dipaasrahkan hanya kepadda Allah semata.41

7. Ridha

39Mahjuddin, Akhlak Tasawuf, h. 222. Adapun ayat-ayat al-Quran yang mengungkap pola
hidup demikian antara lain; QS. al-Baqarah /2: 173, QS. al-Nisa/4: 6, QS. al-Hasyr /59: 8.

40Lihat QS. al-Hujurat/49: 13.
41Dasarnya sebagaimana dalam QS. Ali’Imran/5: 159.
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Pengertian ridha dalam dunia sufi merujuk kepada pola hidup menerima

segala sesuatu dengan perasaan tenang dan dan senang. Ibrahim Basyuni,

menjelaskan tanda-tanda seseorang yang sudah ridha ada tiga, yakni

mempercayakan segala usaha sebelum terjadi ketentuan, lenyapnya resah gelisah

sesudah terjadi ketentuan dan cinta yang bergelora dikala turunnya malapetaka. 42

8. Mahabbah (Cinta)

Dalam perspektif mayoritas kaum sufi, hakikat cinta sebenarnya tidak akan

pernah dapat didefinisikan. Meskipun demikian uraian tentang makna cinta

dalam tradisi sufistik mempunyai tiga tingkatan. Tingkatan mahabbah dibagi

menjadi tiga tingkat, yakni cinta biasa, cinta orang yang shiddiq dan cinta orang

yang arif. Cinta biasa, yaitu selalu mengingat Tuhan dan memperoleh

kesenangan dalam berdialog denagn Tuhan. Sedangkan cinta orang yang shiddiq,

yaitu orang yang kenal pada Tuhan pada kebesarann-Nya, pada kekuasaan-Nya,

pada ilmu-Nya dan lain-lain. Cinta kedua ini, membuat seseorang sanggup

menghilangkan kehendak dan  sifat-sifat sendiri, sedang hatinya penuh dengan

perasaan cinta kepada Tuhan. Adapun cinta orang yang arif, yaitu orang-orang

yang tahu betul pada Tuhan. Cinta yang serupa ini timbul karena telah tahu betul

42Pengertian ridha dalam dunia sufi adalah perpaduan antara sabar dan tawakal, yakni
meninggalkan usaha dan menerima tawakkal dengan senang hati. Sehingga yang tunggal dalam
hatinya hanya perasaan senang dan bahagia bergelora rasa cinta dan khauf kepada Tuhan. Lihat;  Muh
Room, Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam pendidikan Islam: Solusi mengantisipasi Krisis
Spiritual di Era Modern, h. 130.
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pada Tuhan. Yang dilihat dan dirasa bukan lagi cinta, tetapi diri yang dicintai.

Akhirnya sifat-sifat yang dicintai masuk ke dalam diri yang mencintai.43

9. Marifat

Konsep tentang marifat menjadi salah satu ajaran pokok dalam tasawuf,

bahkan kemampuan seseorang untuk mencapai tingkatan ini menjadi tolak ukur

bagi seorang Zahid atau salik apakah ia berhak disebut sufi atau belum. Dalam

terminologi tasawuf istilah ma’rifah adalah mengetahui Tuhan dari dekat yang

dalam istilah Barat disebut genosis yaitu pengetahuan dengan hati sanubari.

Menurut Nicholson, ma’rifah adalah pengetahuan langsung tentang Tuhan yang

dianugerahkan Tuhan kepada mereka yang memancar ke dalam hati, menguasai

daya yang ada dalam diri  manusia dengan pancaran yang menyilaukan. Junaid

mengatakan bahwa ma’rifah sebagai anugerah langsung dari Tuhan.44 Namun

tidak semua orang bisa sampai ke tahap ini.

C. Tasawuf Sebagai Solusi Krisis Kemanusiaan

Suatu hal yang nampaknya penting ketika diwacanakan adalah urgengsi

tasawuf dalam konteks pembinaan moral manusia. Sebab inti dari ajaran tasawuf

43Muh Room, Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam pendidikan Islam: Solusi
mengantisipasi Krisis Spiritual di Era Modern, h. 131. Mahabbah juga bisa didefinisikan sebagai
hubungan hati yang sejati dengan sang kekasih; kerinduan yang sangat kepada kekasih yang tidak
dapat dilawan; tunduk serta patuh kepada sang kekasih terhadap masalah, baik yang tersembunyi
maupun yang nampak atau memerhatikan keinginan yang dicintai (al-mahbub) dan hilangnya pecinta
(al-muhbib) dari dirinya sendiri termasuk ketika sedang memadu kasih. Kita dapat mengembalikan
semua yang disebut di sini ke satu titik, yaitu kepatuhan di saat mengalami al-hudhur al-Ilahy serta
meninggalkan semua keresahan dalam berbagai bentuk hubungan yang fana seraya mengulang-ulang
lafal ya haqq. Urain lebih lanjut lihat Zaprulkhan, Ilmu Tasawuf Sebuah Kajian Tematik, h. 55

44Ummu Kalsum Yunus, Ilmu Tasawuf (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 120-
121.
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pada dasarnya adalah tentang akhlak. Rasulullah saw sendiri diutus ke dunia adalah

tidak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia dengan akhlak yang mulia.

Demikian pula semangat al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam, menurut

Fazlur Rahman, tema inti dan utamanya adalah semangat tentang moral/akhlak. Itulah

sebabnya, akhlak rasulullah saw menurut istrinya Aisyah adalah al-Quran. Karenanya

pewacana urgengsi tasawuf dalam pembinaan moral manusia menjadi sangat penting

apalagi ketika kita melihat fakta dan realita, bahwa masyarakat yang beragama

sekalipun ternyata tidak dijamin memiliki moralitas yang baik. Bangsa Indonesia

adalah bangsa yang mayoritas beragama Islam. tetapi pada faktanya sangat

memprihatinkan. Berbagai kerusuhan, pelanggaran hak asasi manusia, tindakan

korupsi, kolusi, suap, prostitusi, miras dan penyalahgunaan obat-batan terlarang,

pembegalan, perampokan, pencurian dan tindak kriminal lainnya hampir setiap hari

tejadi  dimana-mana mengisi lembaraan dan pemberitaan di berbagai media massa.45

Di sisi lain modernisme dan post-modernisme yang ditandai dengan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah gagal memberikan

kehidupan yang nyaman dan terarah serta bermakna. Sebaliknya modernisme justru

telah membawa dampak terhadap terjadinya kerancuan dan penyimpangan nilai-nilai

kemanusiaan (dehumanisasi). Di sisi lain praktek pengamalan ajaran agama justru

hanya dilakukan dengan sebatas ritual formalitas semata.

45MA. Achlami HS, “Tasawuf Sosial dan Solusi Krisis Moral” Makalah Program
Pascasarjana IAIN Raden Intan, h. 1.
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Proses  modernisasi yang dijalankan oleh barat sejak zaman renaisanse

disamping membawa dampak positif juga membawa dampak negatif. Barat sebagai

pemegang kendali modernitas telah membanggakan dirinya dengan prestasi-prestasi

besarnya dalam bidang sains dan teknologi. Kemajuan material menjadi lambang

kehidupan mereka yang sebenarnya tidak berbanding lurus dengan kemajuan spiritual

mereka. Berkiblat dari Barat, manusia masa kini sangat menderita secara spiritual.

Oleh karena itu, sifat-sifat spiritual semakin dibutuhkan masyarakat saat ini guna

menghadapi godaan zaman hari ini dan masa mendatang. Untuk mewujudkan hal itu,

tasawuf sangat erat kaitaannya dengan hal ini. Tasawuf sebagai suatu disiplin ilmu

yang mengajak manusia memiliki akhlak yang mulia dan berproses menjadi hamba

yang patuh terhadap ajaran agama bukan hanya secara ritual formalitas melainkan

secara substantif. Dalam hal ini, bangsa Indonesia bukanlah pengecualian.

Urgengsi pendidikan tasawuf sebagai salah satu cara menghadapi krisis

moral dan akhlak masyarakat perkotaan saat ini. Orientasi pendidikan tasawuf

sesungguhnya adalah perwujudan revolusi moral-spiritual dalam masyarakat. Selain

itu, fokus pendidikan tasawuf bermuara pada proses pembimbingan manusia ke

dalam harmoni dan keseimbangan hidup yang total. Bertasawuf yang benar berarti

mengolah kecerdasan emosi dan spiritual dengan baik, kini dikenal sebagai metode

ESQ. Dalam tasawuf, IQ (dhak ‘aqli), EQ (dhaq-dhinni) dan SQ (dhak-qalbi)

merupakan komponen-komponen kemanusiaan yang perlu dikembangkan secara

harmonis. Hal ini dimaksudkan. agar menghasilkan daya guna yang luar biasa, baik
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secara horizontal dalam lingkup pergaulan antar manusia maupun relasinya dengan

lingkup vertikal dengan yang transenden, yaitu Tuhan.46 Tanpa itu, yang muncul akan

semakin bertambahnya kekhwatiran kita terhadap problem akhlak dan spiritual

masyarakat modern masa kini.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa akhlak dan sifat seorang bergantung

pada jenis jiwa yang berkuasa pada saat itu. Kalau jiwa nabata atau jiwa hewani yang

berkuasa pada dirinya, maka akhlak dan sifat orang tersebut dapat menyerupai seperti

hewan. Sebaliknya, jika jiwa insani yang berkuasa dalam dirinya, maka orang

tersebut akan berakhlak seperti insan al-kamil. Salah satu metode pengendalian jiwa

dalam ajaran tasawuf disebut dengan metode tazkiyah al-nafs. Tazkiyah al-nafs,

merupakan ajaran yang berdasarkan atas al-Quran dan hadis, tujuannya adalah

pembimbingan dan pengembangan karakter (watak) dan transformasi dari

personalitas manusia, di mana seluruh aspek kehidupan manusia memainkan peranan

penting dalam prosesnya. Dengan demikian, tazkiyah al-nafs adalah terapi bagi jiwa

46M. Saifulloh, “Tasawuf Sebagai Solusi Alternative Dalam Problematika Modernitas”.
Islamica 2, no. 2 (2008): h.  215. Dalam studi psikologi, dijelaskan oleh Groff (Jaenuddin, Psikologi
transpersonal, 2012)bahwa psikologi transpersonal adalah studi psikologi yang membahas mengenai
pengalaman yang mendalam serta mengakui dan menerima spiritualitas sebagai dimensi penting dari
jiwa manusia dan skema yang universal. Secara etimologi, transpersonal berakar dari kata trans dan
personal. Trans berarti di atas (beyond, over) sedangkan personal adalah diri. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa transpersonal yang dikaji dalam ilmu psikologi sangat erat kaitannya dengan
pengalamaan-pengalaman dimensi spiritual. Lihat; Akhmad Bahril Mukasif, “Studi Kualitatif Dengan
Interpretative Phenomenologichal Aanalysis Pada Pelaku Tasawuf”. Empati 5, no. 2 (2016): h. 363.
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manusia demi memerangi krisis spiritual sekaligus pembendung dari segala problema

sosial di era globalisasi pada saat ini.47

Secara psikologis, tasawuf merupakan hasil dari berbagai pengamalan

spiritual dan merupakan bentuk pengetahuan langsung mengenai realitas-realitas

ketuhanan yang menjadi innovator dalam agama. Pengalaman spiritual ini secara

tidak langsung memberikan sugesti bagi manusia dalam menghadapi problema sosial

kemasyarakatan sekaligus sebagai faktor kebutuhan rohani manusia agar memperoleh

ketenangan dan ketentraman batin.

Dalam penjelasan lain, posisi tasawuf mengarah pada keseimbangan hidup

manusia dalam berbagai aspek baik jasmani maupun rohani, dunia dan akhirat serta

kebutuhan individu dan masyarakat. Manusia berusaha untuk mendekatkan diri

sedekat mungkin kepada Allah melalu berbagai riyadah. Adapun pengejewantahnnya

menurut rincian dari Reynold A Nicholson, terdapat bebrerapa jalan yang ditawarkan

tasawuf diantaranya: kefakiran (poverty), penahanan diri (mortification), penyerahan

diri kepada Tuhan (trust in Good) dan zikir (reflection).48 Hal tersebut sebagai bentuk

solutif dari problem keterasingan manusia dari problem yang dialami manusia

modern saat ini.

47Muh. Room, Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam pendidikan Islam: Solusi
mengantisipasi Krisis Spiritual di Era Modern, h. 176-177.

48Sofyan Rofi, dkk. “Pendidikan Karakter Dengan Pendekatan Tasawuf Moderen Hamka
Dan Transformative Kontemporer”. Intiqad 1, 1 no 2 (2019): h. 403
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Berkenaan dengan itu semua, peneliti ingin mempertegas kembali bahwa

implementasi ajararan tasawuf sebagai solusi menghadapi krisis dalam berbagai

aspek pada masyarakat perkotaan dilandasi karena persoalan modernitas yang telah

dianggap gagal memberikan kemapanan spiritual pada masyarakat perkotaan. Oleh

karena itu, mau tidak mau problematika kemodernaan ini harus diselesaikan dengan

tasawuf. Sebagaimana manusia adalah makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani,

maka dari itu kekayaan materi tak akan pernah mampu memenuhi segala hal dalam

hidupnya, manusia akan tetap mencari alternatif yang lain, untuk itulah spiritual

semestinya dihadirkan dalam diri setiap manusia guna menjawab segala kekosongan

yang telah dirasakannya, karena kekayaan dan kemelimpahan materi tidak akan

pernah menyanggupi persoalan immateri.

Dengan demikian, peneliti ingin menyimpulkan bahwa tasawuf

memberikan arah baru bagi insan manusia dalam menjawab segala macam probem

kegelesihan yang telah menjangkit peradaban manusia saat ini. Oleh karenanya,

output dari tujuan peneliti menghadirkan tasawuf bagi masyarakat perkotaan sebagai

amunisi dan rujukan menjadi manusia modern yang lebih bermanfaat,bermoral,

religius, humanis dan proaktif. Sebagimana tasawuf dengan pengertiaanya sebagai

ilmu yang banyak berbicara tentang akhlak, untuk itu ide peneliti menawarkan aspek

sufisme pada masyarakat perkotaan menjadi salah satu problem solving yang bisa

dipertimbangakan bagi masayarakat perkotaan di era saat sekarang ini.
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D. Tasawuf di Era Globalisasi

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin

mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi.

Dalam hal ini, teknologi memiliki peran penting terhadap pesatnya arus globalisasi

yang terjadi. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup

dunia. Banyak kalangan dan dan para ahli berpendapat bahwa globalisasi banyak

membawa dampak positif. Adapun diantaranya seperti komunikasi yang semakin

canggih, transportasi yang lebih cepat dan lain sebagainya. Proses perkembangan

globalisasi pada awalnya ditandai dengan kemajuan dalam bidang teknologi

informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan sebagai penggerak utama

globalisasi. Sehingga dari kemajuan dalam bidang tersebut kemudian mempengaruhi

sektor-sektor lain dalam kehidupan manusia seperti dalam bidang ekonomi, sosial,

politik, budaya dan lain-lain.49 Secara tidak langsung globalisasi kini telah menyentuh

dan mempengaruhi  seluruh aspek kehidupan manusia.

Revolusi teknologi dengan meningkatnya kontrol hidup manusia pada

materi, ruang dan waktu, menimbulkan evolusi ekonomi, gaya hidup serta pola pikir

yangterus berkembang. Di sisi lain A. Qadri Azizi berpendapat bahwa globalisasi

secara stimulun terus menimbulkan dua dimensi kehidupan yang berbentuk tantangan

dan ancaman. Dimensi yang berupa tantangan adalah sebagai dampak positif dari

49Nurhaidah M. Insya Musa. “Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bagsa
Indosnesia” Pesona Dasar 3, no. 3 (2015): h. 1 dan 2.
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fenomena globalisasi sehingga mampu menciptakan berbagai fasilitas dan

kemudahan dalam berbagai aktivitas manusia. Adapun yang dimaksud ancaman dari

globalisasi adalah seluruh dampak negatif yang ditimbulkan dari fenomena

globalisasi bagi perkembangan dan peradaban manusia dan masyarakat luas, seperti

pola hidup yang materialistik, hedonistik bahkan sekuleristik. 50Sekarang ini manusia

telah memasuki era globalisasi. Globalisasi mengakibatkan munculnya kecendrungan

hidup materialisme dan konsumerisme yang sangat tinggi.

Dampak lain dari globalisasi dari data yang ada yang bisa peneliti uraikan

adalah masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan yang cukup pelik dan sangat

parah melanda masyarakat kontemporer adalah kesepian, hilangnya struktur

masyarakat yang kokoh dan ambruknya makna yang berlaku selama ini. Dengan kata

lain, masyarakat kontemporer khususnya yang berada di perkotaan telah mengalami

keterasingan pada diri pribadi para anggotanya yang lebih dikenal dengan istilah

“alienasi”. Hal ini tentu saja disebabkan oleh adanya krisis makna dan tujuan hidup

akibat rapuhnya spiritual atau keimanan yang semakin merosot. Ada sebuah fakta

menarik yang akan peneliti uraikan bahwa berbondong-bondongnya orang Eropa

menoleh ka spiritualitas orang Timur seperti yang dikemukakan oleh Harvey

Cox51dan ramainya orang Amerika Serikat mencari spiritualitas baru yang terlepas

dari agama-agama formal (organized religion) seperti yang dikemukakan juga oleh

50Qadri Azizi, Melawan Globalisasi Reintreperetasi Ajaran Islam (Jakarta: Pustaka
Pelajar, 2003), h. viii.

51Budi Munawwar Rachman, New Age: Gagasan Mistik Religious Islam (Jakarta:
Paramadina 1996), h. 45.
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John Naisbit dan isteriya merupakan usaha untuk mencari makna hidup dan tujuan

hidup hakiki. Sebab nilai-nilai kehidupan modernism yang selama ini mereka hayati

justru tidak memberikan kepuasan rohani yang membahagiakan.52

Pada dasarnya paradigma hidup positivisme di abad modern ini telah

membawa manusia hidup ke dalam hidup yang serba material yang tidak pernah

terbayangkan oleh umat manusia terdahulu. Konsumerisme, materialisme dan jauh

yang lebih parah lagi adalah apa yang disebut oleh erich Fromm dengan gangguan

mental yang disebabkan bukan karena kekurangan materi tetapi oleh kekosongan jiwa

manusia dari nilai-nilai spiritual.

Fakta lain melihat beberapa dekade belakangan ini menyaksikan adanya

kebutuhan baru yang besar akan spiritualisme, baik didunia secara umum maupun di

kalangan kaum Muslim. Di Amerika Serikat, misalnya kebutuhan akan spiritualisme

itu sudah kuat terasa sejak tahun 1960-an. Hal ini bisa kita lihat dari maraknya

budaya hippies yang memberontak terhadap nilai-nilai kemapanan53. Mereka

mencari-cari alterbatif baru salah satunya mereka pergi ke India untuk belajar Yoga

dan Hinduisme. Dalam konteks Indonesia terdapat krisis tambahan yaitu krisis moral

khususnya perilaku korupsi dan perilaku negatif lain baik yang dilakukan oleh

generasi tua maupun generasi muda. Hal ini merupakan gejala krisis manusia modern

yang penuh problematika dan kekeringan spiritual. Sehingga perlu suatu solusi untuk

52Muhammad Hudaeri. “Tasawuf dan Tantangan Modernitas”,al-Qalam 24,  no. 1 (2007):
h. 25.

53Haidar Bagir, Mengenal Tasawuf: Spiritualisme dalam Islam, h. 19.
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memperbaiki permasalahan-permasalahan yang menjangkit hampir seluruh dimensi

kehidupan baik secara sosial maupun individual.

Harvey Cox dalam pandangannya sebagimana yang dikutip oleh Ahmad

Bangun Nasution dalam bukunya yang berjudul akhlak tasawuf bahwa arus

globalisasi tidak mematikan agama, sebaliknya justru menggiring manusia ke jalan

buntu, sehingga terpaksa mencari ke ladang ilahi/spiritual. Demikian juga pandangan

Abraham Maslow, menurut psikolog Amerika itu jika modernisasi hanya memuaskan

kebutuhan lahiriah. Padahal manusia akan tetap dan akan gelisah selama kebutuhan

dasarnya yang batiniah dan Ilahiyah belum terpenuhi.54 Lebih lanjut, ia mengatakan

bahwa kebangkitan agama adalah fenomena agama yang harus bekerja sama

menguraikan tentang kemodernan. Agama sebagai solusi terakhir dari pengaruh sains

dan teknologi sebagai jalan mengatasi semua problem kehidupan manusia.55

Ada begitu banyak problem yang terjadi sampai hari ini, untuk itu para ahli

tasawuf mengkalim tasawuf sebagai cara untuk menekan problem kehidupan di era

globalisasi yang semakin hari semakin tak terkendali. Menurut Jalaluddin Rakhmat,

sekarang ini di seluruh dunia timbul kesadaran betapa pentingnya tasawuf dalam

pengembangan sains. Di beberapa negara maju telah didirikan lembaga-lembaga

“pengawasal moral” untuk sains diantaranya, ialah The Instite Of Society, Etics and

54Ahman Bagan Nasution dan Rayani Hanum Siregar, Akhlak Tasawauf: Pengenalan
Pemahaman dan Pengaplikasiannya Disertai Biografi dan Tokoh-Tokoh Sufi, h. 80-81.

55Zainal Abidin, Filsafat Agama Wisata Pemikiran Dan Kepercayaan Manusia (Jakarta:
Rajawali Pers, 2012), h. 236.
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Life Sience di Hasting New York.56 Saat ini globalisasi menjadi tantangan berat

membumikan ajaran-ajaran tasawuf. Namun, hal ini penting untuk dilakukan karena

ajaran tasawuf yang mengandung nilai-niai akhlak dan etika sangat diharapkan demi

mencegah kemorosatan moral manusia di abad modern ini. Demikian vitalnya

urgengsi tasawuf ini dalam mengatasi problem manusia saat ini mehgendaki adanya

interpretasi baru terhadap term-term tasawuf yang selama ini dipandang  sebagai

penyebab melemahnya daya juang di kalangan umat Islam.

Sayyed Husein Nasr adalah salah satu yang pernah melakukan survey di

berbagai negara, lalu menyimpulkan bahwa memang benar beberapa dekade terakhir

ini, sufisme mengalami kebangkitan di berbagai negara seperi Syria, Turki, Iran,

Pakistan dan Asia Tenggara. Di negara tersebut, peningkatan minat masyarakat

terhadap sufisme secara signifikan terutama pada kalangan masyarakat terdidik. Baik

di negara Timur dan Barat, fenomena kebangkitan sufisme bukan lagi menjadi hal

tabu. Tokoh sufi seperti Usman Yahya dari Syria misalnya, banyak menghabiskan

waktunya di Paris memimpin perkumpulan tarekat yang bernama Ni’mat Allah.

Begitu juga dengan Syekh Hakim Moinuddin di New York memimpin tarekat

Chistiyah yang banyak diikuti oleh orang-orang terpelajar.57

56Ummu Kalsum Yunus, Ilmu Tasawuf (Makassar: aluddin Press, 2011), h. 255.
57Mahjuddin, Akhlak Tasawuf II Pencarian Ma’rifah Bagi Sufi Klasik dan Penemuan

Kebahagiaan Batin Bagi Sufi Kontemporer (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 2010.
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Sufisme yang banyak berkembang sekarang adalah sufisme yang bersifat

kotemporer58 dengan ciri nya yang khas yang berbeda dengan sufisme klasik.

Sufisme yang berkembang saat ini adalah sufisme yang tetap memperhatikan

kehidupan dunia dan menjadikan sebagai perantara untuk mengabdikan diri kepada

Allah, lewat zakat, sedekah dan infaq. Zuhud yang dimaksud disini adalah menjauhi

efek negatif dari kebiasaan buruk orang kaya yang terkadang meremehkan orang lain,

bukan meninggalkan kekayaannya. Selanjutnya, sufisme yang bekembang saat ini

untuk menjungjung tinggi empirisme dan rasionalisme sebagai instrument untuk

mnemukan Tuhan melalui sifat-sifatnya di alam nyata ini. Tetapi pengamatan rasa

(dhawq) diatas segala-segalanya. Karena hal itu, menjadi alat untuk ma’rifah dengan

Tuha-Nya. Jika dulu sufisme, banyak dikritik karena berbagai faktor yang salah

satunya adalah karena membuat Islam terbelakang karena menganut doktrin fatalis.

Berkaitan dengan tasawuf atau sufisme yang berkembang saat ini, karena tipologi

tasawuf yang dikembangkan oleh para ahli tarekat yang tidak hanya berkonsentrasi

melakukan zikir di tempat sunyi, tetapi sudah mulai memikirkan kepentingan sosial.59

58Fazlur Rahman dalam bukunya yang berjudul “Islam dan Modernity” mengistilhkan
tasawuf dengan Neo-Sufisme. Neo-Sufisme adalah tasawuf yang diperbaharui (reformed sufism) yakni
mengalihkan pusat perhatian kepada rekonstruksi sosio-moral masyarakat Muslim yang berbeda
dengan sufisme awal/sufisme klasik yang menekankan pada pembentukan moral individu, lalu
masyarakat. Sedang Neo-Sufisme yang dimaksud oleh fazlur Rahman menekankan isi ajarannya yang
sudah diperbaharui, yakni tasawuf yang membentuk kesalehan individual dan sekaligus kesalehan
sosial. Kesalehan individu dilakukan dengan memperbanyak amalan sunah dan berziki sedangkan
kesalehan sosial dilakukan dengan cara peduli terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan
hidupnya. Lihat;  Mahjuddin, Akhlak Tasawuf II Pencarian Ma’rifah Bagi Sufi Klasik Dan Penemuan
Kebahagiaan Batin Bagi Sufi Kontemporer, h. 258.

59Mahjuddin, Akhlak Tasawuf II Pencarian Ma’rifah Bagi Sufi Klasik Dan Penemuan
Kebahagiaan Batin Bagi Sufi Kontemporer, h. 261-262.
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Dalam analisis peneliti, konsekuensi dari dampak negative peradaban yang

semakin maju di era modern dilandasi oleh beberapa alasan. Pertama, manusia

modern terkesan lupa terhadap eksistensi sang pencipta, mana kala di beri

kemewahan serta kehidupan yang lebih sejahtera dengan fasilitas yang serba ada dan

lengkap, justru mereka jatuh kepada jurang kelalaian yang nyata.  Kedua, kehidupan

manusia modern, meliputi dorongan hedonisme, konsumerisme dan materialisme.

Sehingga, semua itu membuat manusia modern, cenderung bertindak sesuai dorongan

nafsu untuk tetap eksis dan melakukan segala macam cara walaupun tidak dibenarkan

oleh aturan hukum dan agama, sebagai contoh banyaknya kasus korupsi yang terjadi

di negara kita, Indonesia. Ketiga, kebutuhan jasmani yang tidak di imbangi dengan

kehidupan rohani, yang tentu saja akan berdampak pada spiritual mereka yang jauh

dari nilai-nilai ke-Ilahiyan dan alhasil berpengaruh pada perilaku keseharian mereka.

Selanjutnya, adalah problem manusia modern pada hari ini yakni, kurang bersyukur

terhadap apa yang mereka miliki, padahal rasa syukur merupakan output dari pada

akhlak tasawuf itu sendiri.

Berkenaan dengan hal itu, menghadirkan tasawuf di era serba mekanis ini

bukanlah hal yang tabu, tetapi sebagai upaya dan bentuk representasi ajaran agama

Islam yang memang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak manusia. Apabila

kita melihat fenomenan mutakhir yang terjadi dewasa ini, manusia berada dalam

situasi yang sangat mengkhawatirkan, manusia modern cenderung mengalami

kegelisahan, kegalauan, kegundahan, meskipun mereka kaya secara materi, memiliki
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kehormatan yang tinggi, rumah yang mewah dan semua serba ada, tetapi kegersangan

rohani menjadikan itu semua membuat manusia modern jauh dari nur-Ilahiyah.

Sehingga, spirit keberagamaan dalam dirinya menjadi mati dan mengalami suatu

keadaan yang disebut dengan alienasi (keterasingan) di tengah kemewahan dan

keramaian yang mereka alami.

Dalam hal ini, tasawuf hadir menuntun dan mengarahkan manusia untuk lebih

dekat dengan Tuhan dan menjalankan rutinitas ibadah dengan aspek pengamalan

yang lebih khusyu dan mendalam. Oleh karena itu, tasawuf yang ditawarkan dalam

penelitian ini, adalah tasawuf dalam bentuk rekonstruksi yang lebih relevan dengan

abad modern ini, yang bisa di jangkau oleh semua kalangan tanpa terkecuali.

Sehingga akan lahir manusia-manusia modern yang bermanfaat bagi sesama, suku,

agama bangsa dan negara. Karena peneliti sangat meyakini, bahwa ajaran tasawuf

bukan hanya berfokus pada kontteks spiritual semata, melainkan moral dan sosial

juga ter-include di dalamnya. Di mana manusia, perlu menyeimbangkan ketiga aspek

tersebut, guna melahirkan kehidupan yang lebih baik, tenteram, aman, merasa damai

dan bahagia, dan sekaligus sebagai benteng pertahanan di tengah arus deras era

globalisasi.
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BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG MASYARAKAT PERKOTAAN

A. Konsep Masyarakat Perkotaan

1. Pengertian Masyarakat Perkotaan

Dalam kajian sosial, manusia adalah makhluk yang paling unik sekaligus

menarik untuk diperbincangkan. Berbagai macam istilah telah dimunculkan untuk

menerjemahkan manusia. Ada istilah makhluk individu dan sosial; makhluk

berbudaya; makhluk berpikir; zoon politicon (makhluk sosial yang menyukai hidup

bergolongan), social animal atau gregariousness (manusia mempunyai naluri hidup

untuk berkawan); man is a social and political being (makhluk sosial yang

dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat).

Penggambaran istilah-istilah tersebut tidak lain untuk menunjukkan bahwa manusia

dilahirkan dan hidup tak terpisahkan satu sama lain, melainkan hidup bersama dan

berkelompok (bermasyarakat).1 Tujuaannya adalah manusia dengan kodratnya untuk

memenuhi kebutuhannya sehari-hari dalam hal ini manusia tidak bisa hidup sendiri.

Untuk mewujudkan hal tersebut, manusia harus hidup bermasyarakat dan

menciptakan interaksi sosial diantara mereka.

Kajian tesis ini, term tentang masyarakat perkotaan menjadi salah satu

objek yang difokuskan oleh peneliti. Secara umum, istilah masyarakat dipahami

1Adon Nasrullah Jamaluddin. Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota Dan
Problematikanya (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 2.
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berasal dari bahasa Arab “syakara” yang berarti ikut serta, berpartisipasi atau

musyakara” yang berarti saling bergaul sementara dalam bahasa Inggris dipakai

istilah “society” yang sebelumnya berasal dari kata “socius” yang berarti “kawan”.

Koentjarningrat dalam Basrowi (2005) demikian pula pendapat dari Abdul Syani

(1987) dijelaskan bahwa kata masyarakat berasal dari kata “musyarak” (Arab) yang

berarti bersama-sama dan kemudian berubah menjadi masyarakat dalam pengertian

berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling

mempengaruhi yang setelah di Indonesiakan menjadi istilah masyarakat2.

Pengertian masyarakat dalam pandangan Auguste Comte (1896) yang

dikutip oleh Adon Nasrullah, bahwa masyarakat merupakan kelompok makhluk

hidup dengan realitas baru yang berkembang menurut pola perkembangan tersendiri.

Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia. Sehingga,

manusia dengan sendirinya bertalian secara golongan besar maupun kecil dari

beberapa manusia, yang mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain. Lebih lanjut

Adon Nasrullah juga mengutip pendapat dari Koentjaraningrat (2000), masyarakat

perkotaan diartikan sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi

menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh rasa

identitas bersama.3

2Abdul Rasyid Masri, Mengenal Sosiologi Suatu Pengantar (Makassar: Alauddin
University Press, 2011), h. 19.

3Adon Nasrullah Jamaluddin, Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota Dan
Problematikanya, h. 14.
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Istilah kota berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu “kotta” yang dalam

ungkapan lain disebut sebagai kuta atau kita. Berdasarkan kamus Bahasa

Sangsekerta-Indonesia dan Sangsekerta-Inggris, kota berarti kubu atau perbentengan

(stronghold) oleh Eko A. Meinarno, 2011. Adapun dalam literatur Anglo-Amerika,

terdapat dua istilah memaksudkan “kota” yaitu town dan city. Dalam bahasa

Indonesia town cenderung diartikan dengan kota kecil. Sedangkan istilah city merujuk

pada kota besar (S. Menno dan Mustamin Alwi, 1992).4

Istilah perkotaan berasal dari kata kota. Jika makna kota dirujuk pada

Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka akan ditemukan beberapa makna. Pertama,

daerah pemukiman yang tediri dari atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan

tempat tinggal dari beberapa lapisan masyarakat. Kedua, daerah pemusatan penduduk

dengan kepadatan tinggi serta fasilitas modern dan sebagian besar penduduknya

bekerja di luar pertanian. Adapun perkotaan memiliki dua makna, yaitu daerah

(kawasan) kota dan kelompok permukiman yang terdiri atas tempat tinggal dan

tempat kerja pertanian.5

Dilihat dari segi fisik, kota dapat didefisikan sebagai suatu tempat

pemukiman yang mempunyai bangunan-bangunan perumahanan yang berjarak

relative padat dan yang mempunyai sarana-sarana dan prasarana-prasarana serta

fasilitas-fasilitas yang relatif memadai guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan

4Adon Nasrullah Jamaluddin. Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota Dan
Problematikanya, h. 35.

5 Damsar dan Indrayani, Pengantar Sosiologi Perkotaan (Jakarta: Kencana,2017), h. 18-
19.
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penduduknya. Rumusan ini terlepas dari besarnya jumlah penduduk, tetapi lebih

dilihat pada sisi fisiknya, yaitu gedung-gedung dan bangunan-bangunan yang

letaknya berdekatan dan memiliki sarana dan prasarana umum seperti jalanan,

penerangan, air, sarana ibadah, pemerintahan, rekreasi dan olah raga, komunikasi

serta lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan bersama pendudukya. Sedangkan

dari segi demografis, kota dirumuskan sebagai pengelompokan orang atau penduduk

dalam ukuran jumlah tertentu dan wilayah tertentu. Karena itu, sebagai suatu

prosedur yang umum. Kota (urban) adalah tempat pemukiman yang memiliki jumlah

penduduk yang besar.6

Ada banyak yang diungkapkan oleh para ahli berkaitan dengan definisi dari

kota. Definisi kota yang agak komplet (refsentatif) dijelaskan oleh Wiirth (Safari

Imam, 1993), bahwa kota adalah sebuah pemukiman yang penduduknya relatif besar,

padat,permanen dan dihuni oleh orang yang heterogen. Pengertian ini menunjukkan

bahwa kota memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan padat. Sedangkan kota

dalam kacamata Wirth yang dikutip oleh Daljoeni (1997) merumuskan kota sebagai

pemukiman besar padat dan permanen dengan penduduk yang heterogen kedudukan

sosialnya. Oleh karena itu, hubungan sosial antar-penghuninya serba longgar, tidak

acuh dan relasi terbangun tidak bersifat pribadi (impersonal relation). Pengertian ini

menunjukkan adanya keragaman atau perbedaan kelompok sosial di kota yang biasa

ditelusuri dalam hal lingkungan umumnya dan orientasi terhadap alam, pekerjaan

6Adon Nasrullah Jamaluddin. Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota Dan
Problematikanya, h. 41.
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ukuran komunitas, kepadatan penduduk, heterogenitas, diferensiasi sosial, pelapisan

sosial, mobilitas sosial, pengendalian sosial, interaksi sosial, pola kepemimpinan,

ukuran kehidupan, solidaritas sosial dan nilai atau sistemnya.7

Adapun yang dimaksud dengan masyarakat perkotaan adalah masyarakat

majemuk dan heterogen dalam struktuk sosial dan kultural. Dinamis dan rasional,

dimana setiap individu tidak hanya terealinasi dari rutinitas kerja keseharian dari

barang-barang produksi dan kesenangan yang dikomsumsi8 tetapi juga dari kekuatan-

kekuatan mondial yang turut menentukan perkembangan setiap individu yang hidup

didalamnya. Masyarakat perkotaan sering juga disebut dengan urban community.

Karena masyarakat perkotaan lebih ditekankan pada sifat kehidupannya serta ciri-ciri

yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Kota adalah suatu pemilihan yang cukup

besar, padat dan permanen serta dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan

sosialnya.9

7Adon Nasrullah Jamaluddin. Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota Dan
Problematikanya, h. 40.

8Abdul Rasyid Masri, Mengenal Sosiologi Suatu Pengantar (Makassar: Alauddin
University Press, 2011), h. 171.

9Syamsuddin AB, Pengantar sosiologi Dakwah (Jakarta: Prenadamedia Kencana Group,
2018), h. 261. Menurut Alfin Toffler, sebagaimana yang dijelaskan oleh Jalaluddin Rakhmat,
masyarakat bisa dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, masyarakat pertanian, (agricultural
society) adalah masyarakat yang mendasarkan perekonomiannya pada sumber daya alam. Ciri khasnya
dinataranaya masih sanagat tradisional dan informasi terpusat pada seseorang yang ditokohkan. Kedua,
mayarakat industri (industry society) adalah masyarakat yang jauh lebih maju dibandingkan
masyarakat pertanian, mereka sudah menggunakan mesin-mesin dan teknologi tinggi untuk
memproduksi berbagai hal. Dalam masyarakat industry, persaingan begitu ketat, sehingga yang
diperlukan hanyalah jiwa yang cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih.
Ketiga, masyarakat informasi (informatical society), masyarakat informasi berkembang selangkah
lebih maju dari masyarakat industri dari segi teknologi, ekonomi dan industri lebih bersifat pasti.
Bukan hanya pada kekayaan materi. Bagi masyarakat industri informasi lebih penting dari segalanya.
Seorang ahli psikologi bernama Dr. Donald F. Klein menjelaskan bahwa masyarakat informasi adalah
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2. Karakteristik Masyarakat Perkotaan

Dalam  masyarakat modern, seringkali dibedakan antara masyarakat

pedesaan dengan masyarakat perkotaan rural community dan urban community.

Perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian

masyarakat sederhana, karena dalam masyarakat modern, betapa pun kecilnya suatu

desa, pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota. Sebaliknya pada masyarakat bersahaja

pengaruh dari kota secara relative tidak ada. Perbedaan antara masyarakat perkotaan

dengan pedesaan, pada hakikatnya bersifat gradual. Agak sulit memberikan batasan

apa yang dimaksudkan dengan perkotaan. Hal ini dikarenakan adanya hubungan

antara konsentrasi penduduk dengan gejala-gejala sosial yang dinamakan urbanisme.

Seseorang bisa saja berpendapat bahwa semua tempat dengan kepadatan penduduk

yang tinggi, merupakan masyarakat perkotaan. Namun, di lain sisi, hal itu kurang

tepat karena banyak pula daerah yang berpenduduk padat, tak dapat digolongkan ke

dalam masyarakat perkotaan.10

Menurut Poplin (1972) yang dikutip oleh Syamsuddin AB dalam bukunya

yang berjudul Pengantar Sosiologi Dakwah bahwa karakteristik masyarakat

perkotaan diantaranya; berperilaku heterogen, perilaku yang dilandasi oleh konsep

pengendalian diri dan kelembagaan, perilaku yang berorientasi pada nasionalitas dan

masyarakat yang selalu haus akan informasi, selalu ingin tahu dan imajinatif. Lihat; Solihin dan Rasyid
Anwar, Akhlak Tasawuf: Manusia, Etika dan Makna Hidup (Bandung: Nuansa Cendekia, 2005), h.
255.

10Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005),
h. 153.
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fungsi, mobilitas sosial, kebauran dan diversifikasi kultural, birokrasi fungsional dan

nilai-nilai sekuler serta individualisme.11 Berikut ini beberapa karakteristik yang

menonjol pada masyarakat perkotaan;

1. Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandigkan dengan kehidupan agama

di desa. Hal ini karena cara berpikir yang rasional. Pola hidup  cenderung

kearah duniawian (seculer trend), dibandingkan dengan kehidupan warga

desa yang cenderung ke arah agama.

2. Pada umumnya orang kota dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung

pada orang lain. Di sini yang penting adalah manusia perseorangan atau

individu. Jika di desa orang lebih mementingkan keluarga atau kelompok. Di

kota kehidupan keluarga sering sukar untuk disatukan karena perbedaan

kepentingan, perbedaan paham politik, perbedaan agama dan lain seterusnya.

3. Pembagian kerja di antara warga kota juga lebih tegas dan punya batas-batas

nyata. Di kota, tinggal orang-orang dengan aneka warna latar belakang sosial

dan pendidikan yang menyebabkan individu memperdalami suatu bidang

kehidupan khusus.

4. Jalan pikiran rasional yang pada umumnya dianut masyarakat perkotaan,

menyebabkan interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor

kepentingan daripada faktor pribadi.

11Syamsuddin AB, Pengantar sosiologi Dakwah, h. 263.
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5. Kemungkinan untuk mendapatan pekerjaan lebih banyak diperoleh warga

kota daripada warga desa, karena sistem pembagian kerja yang tegas.

6. Jalan kehidupan yang serba cepat di kota, mengakibatkan pentingnya faktor

waktu, sehingga pembagian waktu yang teliti sangat penting untuk dapat

mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu.

7. Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, karena kota

biasanya terbuka dalam menerima pengaruh dari luar. 12

8. Interaksi sosial. Dalam interaksi pada masyarakat perkotaan lebih dikenal

dengan sebutan geseslchaft, yaitu kelompok patembyan. Yang mana ada

hubungan timbal balik dalam bentuk perjanjian-perjanjian tertentu yang

orientasinya adalah keuntungan atau pamrih. Sehingga hubungan yang terjadi

hanya seperlunya saja.

9. Standar kehidupan. Standar kehidupan masyarakat perkotaan diukur dari

barang yang dianggap memiliki nilai (harta benda). Mereka lebih mengenal

deposito atau tabungan. Karena menurut mereka, menyimpan uang dalam

bentuk deposito dianggap lebih praktis dan mudah. Ditambah lagi dengan

kepemilikan barang-barang mewah lainnya.

10. Mobilitas sosial pada masyarakat perkotaan lebih dinamis dibanding

masyarakat pedesaan. Kenyataan itu adalah sebuah kewajaran sebab

perputaran uang lebih banyak terjadi di daerah perkotaan daripada di

pedesaan.

12Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu  Pengantar , h. 157.
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11. Pelapisan sosial dalam masyarakat perkotaan lebih menghargai prestasi

daripada keturunan.

12. Diferensiasi sosial dalam masyarakat perkotaan relatif tinggi sebab tingkat

perbedaan agama, adat-istiadat, bahasa dan sosiokultural yang dibawa oleh

para pendatang dari berbagai daerah cukup tinggi.13

Perkembangan kota kekinian pada hakikatnya menyangkut berbagai aspek

kehidupan dan berjalan sangat dinamis. Saat ini kita berada  pada  abad modern, ada

juga yang mengklaim dengan sebutan postmodern yang dicirikan dengan

melimpahnya informasi. Indonesia juga telah menuju era informasi di abad modern

ini. Dalam menyikapi era informasi, masyarakat Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu

masyarakat yang optimis, pesimis dan mengambil jalan tengah. Masyarakat yang

optimis biasanya tertantang untuk lebih maju, sedangkan masyarakat yang pesimis

adalah masyarakat yang akan menerima dampak buruk karena tidak siap dalam iklim

persaingan bahkan akan mungkin saja tersingkir. Adapun masyarakat yang

mengambil jalan tengah mencoba mempertimbangkan dampak baik dan buruk era

informasi dan modernisasi.

Tipologi masyarakat perkotaan dari berbagai macam asumsi dan

pandangan beberapa tokoh yang telah peneliti uraikan memberikan antitesa tersendiri

bagi peneliti bahwa masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang dihuni oleh orang-

13Adon Nasrullah Jamaluddin. Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota Dan
Problematikanya 77.
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orang yang tinggal di perkotaan dengan ciri khas dan karakternya yang cenderung

individualis, pragmatis serta punya pemikiran yang lebih rasional di banding

masyarakat pedesaan. Keadaan perkotaan yang memiliki mobilitas yang padat

menjadikan masyarakat perkotaan cenderung hidup dalam persaingan yang ketat serta

berfikir realistis terhadap lingkungan sekitarnya. Mobilisasi kehidupan di perkotaan

yang serba cepat mengharuskan masyarakat perkotaan hidup dalam mekanisme

pengaturan waktu yang maksimal. Umumnya, masyarakat perkotaan cenderung hidup

dengan gaya hidup yang serba mewah, standar kehidupan di ukur dari banyaknya

jumlah barang mewah yang di miliki, faktor kepuasan terhadap kepemilikikan

menjadi langka, sehingga menyebut masyarakat perkotaan sebagai masyarakat yang

gemar berperilaku hedon bukanlah hal yang tabu. Materialisme dan konsumerisme

menjadi faktor lahirnya perilaku hedon dalam lingkup masyarakat perkotaan.

Demikian batasan pengertian masyarakat perkotaan apabila di lihat dari ciri khas dan

karakteristiknya, bukan hanya berfokus pada definisi perkotaan secara fisik.

B. Kebutuhan Manusia Terhadap Agama

Manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Kedua unsur ini menentukan

posisi manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna.14 Unsur jasmani

memiliki kelengkapan organik yang berfungsi sebagai mekanisme biologis.

Sedangkan unsur rohani memiliki daya pikir, akal, rasio dan daya rasa (dzauq dan

qalb) atau akal budi yang berfungsi sebagai mekanisme kejiwaan yang membedakan

14Lihat al-Quran Surah al-Tin ayat 4-5.
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manusia dengan makhluk lainnya. Agama merupakan fitrah manusia. Tanpa agama

manusia akan kehilangan kebutuhan fitrahnya, dan tidak akan dapat memenuhi

kebutuhan spiritualnya. Kebutuhan manusia akan air, udara, makanan dan lain-lain

yang bersifat material sebagai kebutuhan jasmani, pada hakekatnya sama seperti

kebutuhan manusia terhadap agama yang bersifat spiritual sebagai kebutuhan rohani.

Jika kebutuhan seperti air, udara makanan dan lain-lain tidak  terpenuhi maka hal ini

akan mematikan jasmani manusia. Demikian halnya kebutuhan yang bersifat

spiritual, apabila tidak terpenuhi maka akan mematikan rohani manusia. Kenyataan

membuktikan, ketika seseorang berusaha mengejar kepuasan dan kebahagiaan dengan

jalan memenuhi segala kebutuhan materialnya ternyata membawa dampak negatif

bagi dirinya. Sebaliknya agama justru membawa manusia pada ketentraman dan

kedamain hati.15

Dalam perspektif sosiologis, agama bukan hanya dipandang sebagai

sesuatu yang bersifat doktrinal-ideologis yang bersifat abstrak, tetapi ia muncul dalam

bentuk-bentuk material, yakni dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam konteks

yang demikian ini agama seringkali disebut sebagai bagian dari kebudayaan.

Identintitas-identitas keagamaan biasanya akan lebih mudah ketika dimaterialisasi

melalui cara berpikir, cara bertindak dan berperilaku. Dengan kata lain, agama dalam

konteks ini adalah “praktik keagamaan”. bukan hanya “doktrin keagamaan”. Dalam

perspektif ini, agama adalah tentang cara bagaimana seseorang menjalankan

15MA. Achlami HS, “Tasawuf Sosial Dan Solusi Krisis Moral” Ijtimaiyyah 8, n0 1 (2015):
h. 92-93.
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agamanya. Megutip pernyataan Louis Althusser bahwa ideologi dapat dimaterialisasi

kedalam bentuk-bentuk tertentu yang kongkrit. Dalam agama Islam misalnya,

identitas keagamaan dikenal dengan berbagai macam kultural, seperti jilbab, sarung

dan kegiatan pengajian dan lain sebagainya. Dengan demikian cara beragama

seseorang menjadi sesuatu yang bersifat kultural.16

Dialektika kebutuhan terrhadap agama senada dengan fitrah manusia

sebagimana pertama kali ditegaskan dalam ajaran Islam, yakni agama sebagai dasar

kebutuhan fitrawi manusia. Fitrah keagaamaan yang ada dalam diri manusia inilah

yang melatarbelakangi perlunya manusia pada agama. Firman Allah swt dalam QS.

al-Rum /30:30.

                   
                
 

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas)
fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada
peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia
tidak mengetahui.17

16Makalah Muh. Fakhruji, Privatisasi Agama:: Globalisasi dan Komodifikasi Agama, h.
194.

17Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya. h. 407.
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Adapun bukti bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi

beragama ini dapat dilihat melalui beragai historis dan antropologis. Melalui bukti-

bukti historis dan antropologis kita mengetahui bahwa manusia primitive yang

kepadanya tidak pernah datang informasi mengenai Tuhan, ternyata mereka

mempercayai Tuhan melalui benda-benda disekelilingnya. Misalnya, mereka

meyakini pada benda-benda alam yang menimbulkan kesan mistis dan

mengagumkan. Seperti, pohon kayu yang usianya ratusan tahun dan memiliki

kekuatan misterius yang selanjutnya disebut agama dinamisme.18

Secara psikologis manusia memang membutuhkan ketenangan dan

ketentraman batin. Ketenangan dan ketentraman batin tidak akan cukup dengan

terpenuhinya kebutuhan jasmani semata. Berapa banyak orang di dunia ini yang

secara material memiliki kelebihan dan kemewahan serta kekayaan yang menumpuk

tetapi ternyata tidak tenang dan tentram secara batin. Sebaliknya diluar sana banyak

kita temukan orang yang secara material cukup pas-pasan tetapi ternyata dari segi

batin mereka merasa tenang dan tentram. Dengan demikian, agama hadir untuk

memberikan ketenangan dan ketentraman bagi hati dan pikiran manusia.

Informasi lainnya yang menunjukkan bahwa perlunya manusia terhadap

agama pernah dikemukakan oleh Carld Gustave Jung. Ia mengklaim bahwa agama

memang termasuk hal-hal yang sudah ada di dalam alam bawah sadar manusia secara

fitri dan alami. Selanjutnya, pendapat yang sama juga pernah dikemukakan oleh

18Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 19.
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William James seorang filosof dan ilmuan terkemuka dari Amerika. Berikut

pernyataannya;19

Kendatipun benar pernyataan bahwa hal-hal fisis dan material merupakan
sumber tumbuhnya keinginan batin, namun banyak pula keinginan yang tumbuh
dari alam di balik alam material ini. Buktinya ada begitu banyak perbuatan
manusia tidak sesuai dengan perhitungan-perhitungan material. Pada setiap
keadaan dan perbuatan keagamaan, kita selalu melihat berbagi bentuk sifat
seperti ketulusan, keikhlasan keramahan, keceriaan, kerinduan, kecintaan dan
pengorbanan. Gejala-gejala kejiwaan yang demikian bersifat keagamaan
memiliki berbagai kepribadian dan karakteristikyang tidak selaras dengan semua
gejala kejiwaan manusia.

Adanya naluri beragama, dalam kajian tasawuf lebih dalam lagi dijelaskan.

Salah satunya, oleh Al-Hallaj (858-923 M). Ketika kita mengkaji paham hulul dari

Al-Hallaj, kita akan menemukan pendapatnya bahwa pada diri manusia terdapat sifat

dasar ke-Tuhanan yang disebut lahut, dan sifat dasar kemanusiaan yang disebut

dengan nasut. Demikian pula pada diri Tuhan pun juga terdapat sifat lahut dan nasut.

Sifat lahut Tuhan mengacu pada zat-Nya sedangkan sifat nasut Tuhan mengacu pada

sifat-Nya. Sementara itu sifat lahut manusia mengacu pada unsur batiniah dan

Ilahiah. Sedangkan sifat nasut manusia mengacu pada unsur lahiriah dan fisik

manusia. Jika manusia mampu mengontrol sifat nasu-tnya maka yang nampak adalah

19Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 31-32. Menurut Naisbit dan Aburdene dalam
Megatrent (2000) bahwa abad ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian disusul dengan abad
informasi dan komunikasi ternyata tidak mempu memberikan makna dalam kehidupan, tetapi yang
terjadi justru ledakan krisis yang mendalam di berbagai aspek kehidupan. Dikutip dari Amin Syukur
dan Abdul Muhaya, Tasawuf dan Krisis (Surabaya; Pustaka Pelajar / IAIN Wali Songo, 2001), h. vii-
viii.
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sifat lahut-nya begitu juga sebaliknya. Dengan demikian maka terjadilah pertemuan

anatara nasut Tuhan dan lahut manusia, dan inilah yang dinamakan hulul.20

Melalui uraian yang peniliti tuliskan diatas, latar belakang perlunya

manusia terhadap agama karena memang dari dalam diri manusia terdapat potensi

untuk beragama. Potensi beragama ini memerlukan pengarahan, pembinaan,

pengembangan dan seterusnya. Salah satunya dengan cara mengenal agama. Di

samping itu selain fungsi agama yang merespon kebutuhan rohani dan spiritual

manusia. Khususnya dalam agama Islam, tidak hanya berbicra masalah kebutuhan

spiritual manusia tetapi juga sangat merespon kebutuhan jasmani manusia. Hal ini

terlihat jelas ke dalam sistem mua’malah. Islam berbicara tentang politik, ekonomi

sosial, budaya dan lain-lain. Kebutuhan spiritual terlihat jelas dalam sistem ajaran

ibadah, aqidah dan akhlak. Tasawuf salah satu bagian dari ikhtiar manusia untuk

menunjang kebutuhan spiritual mereka.

C. Dinamika Kehidupan Masyarakat Perkotaan

Abad modern merupaka abad  yang ditandai dengan hal yang paling

mendasar. Pertama, penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Kedua, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai akibat dari kemajuan

intelektual manusia. Akan tetapi imbas dari pada perkembangan abad modern ini,

terjadinya perubahan sosial yang sangat drastis. Salah satu problem fundamental yang

dialami masyarakat kontemporer di abad modern ini adalah kegersangan spiritual.

20Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 32.
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Hal ini dimaknai sebagai sebuah perasaan hampa yang menyelubungi jiwa walaupun

secara fisik-material ia memiliki materi yang berlimpah. Kegelisahan spiritual yang

dimaksud bukan hanya dialami orang-orang awam atau masyarakat kebanyakan

melainkan juga dirasakan oleh kalangan intelektual.

Persoalan gaya hidup yang hedonisme turut serta menjangkit masyarakat

Indonesia yang ada di Perkotaan. Mereka gemar dan mementingkan kesenangan

duniawi yang tidak kekal dan bersifat sementara. Manusia modern juga lebih

mengutamakan untuk mengejar kesenangan tanpa memikirkan kebahagiaan

kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Akibatnya, orientasi kehidupannya

cenderung terarah pada hal-hal yang yang membuatnya senang walaupun harus

mengorbankan orang lain. Mereka tega bersenang-senang di bawah penderitaan orang

lain. Manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Jika sikap hedonis ini masih

tetap merasuki kejiawaan sebagian orang, otomatis akan merusak mental bangsa dan

krisis moral akan lebih parah lagi.21

Selain itu, problem selanjutnya yang menggelayuti masyarakat

kontemporer saat ini adalah merosotnya akhlak atau moral masyarakat perkotaan.

Kemerosotan moral yang dialami oleh masyarakat perkotaan bisa kita saksikan dalam

berbagai bentuk kejahatan yang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Maraknya

pencurian, pembegalan, perampokan, seks bebas/perzinahan, tawuran antar remaja,

21MA. Achlami HS, “Tasawuf Sosial dan Solusi Krisis Moral”, Ijtimaiyyah 8,  n0 1
(2015): h. 101.
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minumm-minuman keras, pembunuhan, mengomsumsi obat-obatan terlarang

(narkoba), kolusi, korupsi, nepotisme yang nyaris menyentuh sebagian besar pejabat,

serta pudarnya norma-norma moral juga terkikisnnya nilai-nilai etis-religius dalam

ranah kehidupan sosial merupakan sejumlah fakta nyata tentang dekadensi moral.

Dalam konteks ke –Indonesiaan, kemerosotan moral memang sudah mencapai taraf

yang sangat mengkhawatirkan. Kebenaran, keadilan, kejujuran, tolong-menolong dan

kasih sayang sudah tertutup oleh penyelewengan, penipuan, penindasan saling

menjegal dan saling merugikan. Dimana-mana banyak terjadi adu domba dan fitnah,

menjilat, mengambil hak orang lain sesuka hati dan perbuatan-perbuatan biadab

lainnya. Begitu pula dengan persoalan  pluralitas keyakinan (agama) masyarakat yang

masih menjadi kendala dalam membangun keharmonisan dalam sosial kehidupan

masyarakat. Serta wacana perkembangan ilmu pengetahuan yang masih sering

disibukkan dengan fakta-fakta empiris atau filosofis semata, dan menafikan eksistensi

metafisis. Dalam konteks inilah menurut pakar kajian tasawuf, beberapa

problematika yang sedang dihadapi masyarakat kontemporer tersebut dapat

menemukan jawabannya di dalam tasawuf.22

Ada sebuah penelitian menarik  oleh sepasang suami istri yang bernama

Zohar dan Ian Marshall, keduanya adalah tokoh penggagas kecerdasan spiritual yang

terilhami oleh Victor Frankl. Keduanya telah menulis bahwa rata-rata orang  modern

telah terperangkap dalam keegoisan, materialisme tak ada keyakinan terhadap moral,

22Amin Syukur dan Abdul Muhayya, Tasawuf dan Krisis (Semarang: IAIN Wali Songo
Press, 2001), h. 5.
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nilai-nilai, rasa kekeluargaan dan akhirnya kehilangan makna. Dalam pandangan

psikolog Zohar dan Marshall, mereka hidup dalam budaya yang “Bodoh secara

Spiritual”. Martin  Seligman yang juga sorang psikolog pencetus psikologi positif

juga menemukan problematika serupa. Masyarakat kontemporer banyak menuju jalan

yang pintas dalam meraih kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan dan kenyamanan

ternyata menyebabkan munculnya kelompok orang-orang yang berlimpah kekayaan,

tetapi lapar spiritual.23

Mengikuti eksposisi diatas, masyarakat Indonesia bukanlah pengecualian

dalam hal ini. Mengutip pernyataan dari seorang ilmuan Ben Anderson, bahwa orang-

orang di Indonesia mengalami apa yang disebut existensial vaacum atau kekosongan

eksistensial. Kekosongan eksistensial itu ditandai dengan kebosanan dan

ketidakjelasan hidup. Karena tiba-tiba mereka terangkat dari suatu budaya, kemudian

terbentuk ke dalam suatu budaya yang baru. Tiba-tiba mereka memasuki suatu dunia

yang baru dan luas, dengan duit yang banyak, namun tidak tahu bagaimana

menghidupi kehidupan ini. Dalam kondisi yang demikian, mereka ingin kembali

kepada hal-hal yang spiritual. Penelitian Anderson tersebut juga menemukan bahwa

yang mengalami kekosongan makna hidup  mayoritas adalah orang-orang Islam.24

Senada dengan Anderson, Nurcholis Madjid juga menuturkan hal yang

serupa jika orang-orang kontemporer telah mengalami apa yang disebut dengan

23Zaprulkhan, Ilmu Tasawuf Sebuah Kajian Tematik (Jakarta: Rajawali Prers,2016), h.
286.

24Miftah F. Rakhmat, Catatan Kang Jalal : Visi Media, Politik dan Pendidikan (Jakarta:
Paramadina, 2002), h. 66.
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alienasi, yakni perasaan keterasingan dari kesejatian dirinya sendiri. Sehingga

merasakan kehampaan hidup. Menurutnya bangsa Indonesia belum sampai pada

tahap krisis yang dialami oleh negara-negara maju seperti Skandinavia, Denmark,

Norwegia dan Swedia. Sehingga perlu adanya tindakan antisipatif bagi bangsa

Indonesia agar tidak terperangkap dalam kegelisahan spiritual dalam mencari dan

menemukan makna hidup.25

Selain itu, gaya hidup masyarakat kontemporer yang bercirikan kapitalis

dan tanpa disadari telah membentuk suatu pola pikir kapitalis yang menekankankan

pada kebutuhan akan kesuksesan, kekayaan, persaingan, control dan kuasa. Hal ini

menjadi kebutuhan baru dan diidamkan serta dicari banyak orang.Tanpa disadari

perilaku yang demikian pun turut terbentuk dalam sistem kebutuhan ini. Orang

berlomba mengejar kesuksesan serta popularitas tenpa memperhitungkan nilai-nilai

yang lain dan orang lain. Dengan kata lain, manusia rela mengahalalkan segala

macam cara agar tetap eksis di hadapan orang lain walaupun telah melanggar aturan

norma agama dan negara.

Dalam pandangan Sayyed Hossein Nasr sebagaimana yang dikutip oleh

Solihin dalam bukunya yang berjudul Akhlak Tasawuf, Nasr menerangkan bahwa

manusia modern berada diambang kehancuran karena tidak lagi memiliki etika dan

estetika yang bersumber dari realitas ilahiyah. Di era modern, ilmu pengetahuan dan

teknologi dipisahkan dari unsur spiritual. Alih-alih menjawab problem kemanusiaan,

25Ahmad Gaus AK, Atas Nama Pengalaman (Jakarta: Paramadian, 2002), h. 66.
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ilmu pengetahuan dan teknologi justru menindas manusia dan mengasingkan manusia

dari dirinya sendiri. Manusia modern telah mengalami apa yang disebut sebagai

gejala split personality, yakni pribadi yang terpecah dan terbelah. Adapun akibat yang

terjadi apabila ilmu pengetahuan dan teknologi dipisahkan dari unsur spiritual maka

ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpotensial untuk disalahgunakan sesuai

keinginan pragmatis para penguasanya.26

Bersamaan dengan itu budaya pasar yang terus-menerus menawarkan

kebutuhan-kebutuhan baru dan gaya hidup baru telah mempermainkan manusia dan

membuat manusia semakin bingung dan kehilangan identitas diri. Fantasi untuk

menjadi kaya dan berkuasa menggiring manusia untuk terlibat dalam praktek kolusi,

korupsi dan berbagai jenis manipulasi yang lainnya. Dalam artian, semua yang hidup

dengan pola pikir yang serba kapitalis amat rawan dan rapuh untuk tergoda

menghancurkan integritas dan keotentikan diri. Terkait dengan pola pikir kapitalis ini

sarat dengan sebuaha ungkapan populer yang seringkali kita dengar dalam kehidupan

sehari-hari yakni “yang kaya makin kaya dan yang miskin makin melarat”

Tekanan ekonomi dan sosial yang merupakan hasil dari peradaban modern

telah mengepung dan memaksa kita. Keinginan dianggap sebagai suatu kebutuhan

dan sifatnya harus terpenuhi. Lingkungan yang serba materialis memaksa kita untuk

menginginkan lebih banyak dari pada yang kita butuhkan. Sebuah keinginan tanpa

sebuah kepuasan. Ukuran keberhasilan kebudayaan kita saat ini membuat kita selalu

26Solihin dan Rasyid Anwar, Akhlak Tasawuf: Manusia, Etika dan Makna Hidup, h. 256.
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menginginkan harta lebih banyak, uang lebih banyak dan kekuasan lebih banyak. Di

sisi lain banyak saudara kita diluar sana yang menjerit karena kelaparan.

Adanya problem kehidupan yang menjangkit masyarakat perkotaan tidak

terlepas dari paradigma kehidupan yang dibangun selama ini. Yakni suatu paradigm

yang dibangunn atas dasar rasionalisme murni dalam memahami realitas. Realitas

pun di konstruksi hanya dalam batas-batas yang dapat dijangkau oleh panca indera

semata. Sesuatu yang berada di luar jangkauan rasio/akal dan pengalaman empiris

hanyalah sebagai ilusi dan harus disingkirkan karena dianggap sebagai sisa peradaban

masa lalu yang sudah tidak berguna lagi untuk kehidupan modern ini. Berdasarkan

hal tersebut, muncul kritik-kritik tentang perlunya perubahan paradigma baru atau

semacam world view bagi kehidupan masyarakat kontemporer yang lebih manusiawi.

Hal ini bisa kita saksikan maraknya penerbitan buku-buku baru krisis manusia

kontemporer dan perlunya pengkajian kembali nilai-nilai spiritual yang menjadi

landasan dari tiap-tiap agama.27

Berbagai ketimpangan hidup yang dialami masyarakat perkotaan di abad

modern ini. Sebagaimana telah disebutkan oleh peneliti diatas beraneka macam

contoh kasus yang semakin hari semakin memberikan kegelisahan bagi kita semua.

Moral bangsa dipertaruhkan karena kesenangan duniawi dan nilai-nilai ajaran agama

tidak lagi diperhatikan sebagai pengingat utuk menjauhi hal-hal yang bisa merusak

27Muhammad Hudaeri, “Tasawuf dan Tantangan Modernitas”,Al-Qalam 24,  no 1 (2007).
h. 23.
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moral dan keyakinan kita terhadap agama sudah tidak ada lagi. Penelitian ini nantinya

akan mengelaborasi tentang peran positif tasawuf bagi kehidupan masyarakat

kontemporer di perkotaan yang dianggap sudah tidak ramah lagi bagi sebagian

manusia.

D. Spiritualitas Masyarakat Perkotaan

Sistem kehidupan manusia telah memisahkannya dari naluri ketuhanan.

Walau ia tidak menolak Tuhan secara lisan teapi ia seolah mengingkari Tuhan dalam

bentuk perilaku keseharian. Hossein Nasr dalam Islam and The Pligh of Modern yang

dikutip oleh Amin Syukur dalam bukunya menggugat tasawuf, menyatakan bahwa

akibat dari masyarakat modern yang mendewakan ilmu pengetahuan dan teknologi

menjadikan mereka berada dalam wilayah pinggiran eksistensinya sendiri, menjerak

semakin jauh dari pusat, sementara pemahaman agama yang berdasarkan wahyu

mereka tinggalkan dan hidup dalam keadaan sekuler. Masyarakat demikian adalah

masyarakat barat yang disebut the post industrial society telah kehilangan visi ke-

Ilahian. Masyarakat demikian telah tumpul penglihatan intelectusnya dalam melihat

realitas hidup dan kehidupan. 28

Apabila manusia telah kehilangan visi ke-Ilahian di dalam dirinya maka

akan menimbulkan gejala psikologis, yakni adanya kehampaan spiritual. Kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi serta filsafat rasionalisme tetap tidak akan mampu

28M. Amin Syukur, Menggugat Tasawuf (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.112.
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memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam aspek nilai-nilai transenden, satu nilai

vital yang hanya bisa di gali dari sumber wahyu Ilahi (tasawuf).29

Beberapa waktu yang lalu, telah terbit sebuah buku yang berjudul Celestine

Prophecy. Di Indonesia, buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia

pada tahun 1997. Isinya berkenaan dengan ditemukannya sebuah manuskrip abad ke-

6 SM di Peru yang bercerita mengenai akan terjadinya pembalikan budaya umat

manusia pada abad ke-20 secara besar-besaran dari suatu budaya yang materialistik

menjadi budaya yang spiritualistik. Hal ini terjadi karena adanya rasa sepi di tengah

keberlimpahan materi yang terdapat dalam masyarakat yang telah maju.30

Pada tahun (2003) Julia Day Howell kemudian mempopulerkan istilah

Urban sufism setelah menggunakannya dalam satu kajian antropologi tentang

gerakan spiritual yang telah marak terjadi di perkotaan khususnya di Indonesia.

terutama kelompok-kelompok zikir dan sejenisnya. Urban sufisme merupakan

fenomena yang terjadi hampir disegenap kota besar di dunia bukan hanya di

Indonesia. Namun demikian, hal ini tidak berarti urban sufism tidak bisa dipahami

sebagai pergeseran popularitas tarekat konvensional. Karena pada faktanya organisasi

tarekat tetap dapat berkempang di tengah modernitas masyarakat perkotaan.31

Dewasa ini peningkatan penduduk perkotaan serba yang cepat, penyebaran

pendidikan umum nonreligius dan ilmu alam, peningkatan mobilitas dan akses

29Silawati, “Pemikiran Tasawuf Hamka dalam Kehidupan Modern”, An-Nida 40, no 2
(2015): h. 120.

30Haidar Bagir, Mengenal Tasawuf Spiritualisme dalam Islam, h. 22.
31Muhammad Anis, “Spiritualitas di Tengah Masyarakat Perkotaan”, Albayan 2, no. 4

(2013): h. 1.
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informasi serta industrialisasi dan sebagainya telah mendatangkan tekanan bagi

masyarakat perkotaan. Kemakmuran materi, gaya hidup yang serba instan dan tidak

sehat serta kurangnya waktu untuk memelihara kebersamaan dengan keluarga  dan

bersosialisasi justru telah mengalienasi manusia modern dari diri mereka sendiri.

Akibatnya, sebagian dari mereka memilih jalan pintas untuk keluar dari tekanan tersebut

melalui cara-cara deviatif, seperti narkoba, minuman keras bahkan sampai pada keadaan

bunuh diri.32

Kita bisa melihat apa yang terjadi di negeri kita ini, mulai dari pemimpin sampai

masyarakat ditingkat bawah tidak ada yang mau peduli dengan kondisi bangsa secara

keseluruhan. Semuanya hidup dengan sikap individualistik. Pemilik kekuasaan bebas

melakukan apa saja untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Korupsi dan kesewenang-

wenangan semakin merajalela. Sehingga berlaku hukum rimba, yang kuat yang menang atas

yang lemah. Benar apa yang pernah  dikatakan oleh  Thomas Hobes dalam teori sosiologinya

homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya). Dengan makna yang

sama, manusia menjadi mesin pembunuh bagi manusia yang lain. Karena untuk meraih

tujuan hidupnya manusia rela menghalalkan segala macam cara, tidak perduli apakah mereka

teman, saudara bahkan orang tuanya sendiri, jika menjadi penghalang tetap harus

disingkirkan33.

Beberepa dekade belakangan ini menyaksikan adanya kebutuhan baru yang

besar akan spiritualisme, baik  di dunia secara umum maupun di kalangan kaum

32Muhammad Anis, “Spiritualitas di Tengah Masyarakat Perkotaan”, Albayan 2, no. 4
(2013): h 2

33Muh. Saifulloh, “Tasawuf Sebagai Solusi Alternatif Dalam Problematika Modernitas”,
Islamica 2, no. 2 (2008): h. 216.
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muslim. Amerika Serikat misalnya, kebutuhan akan spiritualisme sudah kuat terasa

sejak tahun 1960-an. Hal ini bisa dilihat dari maraknya budaya hippies, yang

memberontak nilai-nilai kemapanan. Beberapa majalah terkemuka di Amerika Serikat

seperti TIME, melaporkan beberapa tahun lalu melaporkan adanya kecendrungan

masyarakat Amerika serikat untuk kembali pada Tuhan. Hal ini dihasilkan dari

polling yang mereka buat, mengatakan bahwa  saat ini orang lebih banyak berdoa

ketimbang berolahraga, ke bioskop ataupun berhubungan seks.

Kecendrungan akan spiritualisme kian meningkat. Bob Jacobson,

pemimpin Bluefire Consulting, sebuah penyelenggara jasa konsultasi Internet di

Redwood City, California. Dalam berita thestandar.com pada 25 juni 1999, Jacobson

menyatakan bahwa pesona situs-situs pornografi telah melenakan pers untuk melirik

lawannya, yakni situs keagamaan. Altavisa, salah satu search engine terbesar di

dunia, merilis pencarian kata “porn” hanya menghasilkan 4.794.806 situs, sementara

pencarian kata “god” menghasilkan 6.396.150 situs. Pelacakan kata “angel”

menghasilkan 1.292.520, sedangkan kata “satan” hanya menghasilkan 295. 390. Pada

tanggal 20 Januari 2000, Waldman bersama Robert Nylen, chief executive pada New

England Monthly, mendirikan Beliefenet.com, sebuah situs yang menyediakan berita,

group diskusi dan features tentang agama-agama dunia.34 Semua itu bersumber dari

kecendrungan manusia  untuk kembali pada spiritualisme.

34Haidar Bagir, Mengenal Tasawuf Spiritualisme Dalam Islam, h. 20-21.
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Kecendrungan untuk kembali kepada spiritualisme tidak hanya terjadi di

Barat. Dalam konteks ke- Indonesiaan ajaran spiritualisme ini lebih dikenal dengan

tasawuf. Berbagai macam gerakan-gerakan tasawuf yang bermunculan di Indonesia,

diataranya Majlis Maiyahan Mbah Nun (Ainun Najib) Jogjakarta dan Zikir manakib

Syekh Yusuf Abdul Qadir jailani KH. Ahmad Muzakki Syah di Kabupaten Jember

dan lain-lainnya.35

Saat ini masyarakat modern menginginkan serta mendambakan sesuatu

yang lebih dari sekadar  agama formal yang hanya menjalankan ritus keagamaan

yang kering penghayatan. Kegagalan saintisme dalam memberikan jawaban terhadap

masyarakat modern, rupanya telah diikuti dengan sejumlah kegagalan yang sama dari

pendekatan non-spiritual. Hal ini menumbuhkan harapan baru pada aktivitas yang

selama ini hampir ditinggalkan karena dianggap menyebabkan kemunduran, yaitu

fenomena spiritualitas.36

Merujuk dari berbagai fakta yang telah peneliti paparkan, dapat di kita

ketahui mengapa perlu membangkitkan kembali ajaran tasawuf di era kontemporer.

Abad modern nyatanya belum bisa memberikan kemapanan yang abadi bagi diri

manusia. Proses westernisasi yang telah menjadi suguhan bangsa Indonesia, telah

berdampak pada aspek kehidupan sosial masyarakat modern di perkotaan. Aspek

hidup yang bersifat kebendaan menjadi tolak ukur kehidupan yang sebenarnnya,

35 Nurul Anam,  dkk.  “Tasawuf Transformatif di Indonesia”, Al-Mada 2, no 2 (2019): h.
74.

36Andi Eka Putra, Tasawuf sebagai terapi”, Al-Adyan 8, no. 1 (2013): h. 48.



102

padahal sejatinya orientasi hidup yang menjadikan kekayaan dan kemewahan sebagai

tolak ukur keberhasilan,bukanlah jaminan seseorang bisa hidup dengan aman, damai,

dan sentosa. Sehingga pada akhirnya, manusia akan terus mencari jati diri dan hakikat

yang sesungguhnya, guna menjawab segala macam bentuk kegelisahan yang

dialaminya. Di mana dalam kehidupan manusia, eksistensi manusia terlahir di dunia

ini semata-mata bukan hanya sekedar mencari harta sebanyak-bayaknya, melainkan

kebutuhan dan amunisi kerohanian juga harus terpenuhi haknya. Dengan kata lain,

kesadaran terhadap kekosongan jiwa manusia, menjadikan agama diajak kembali di

masa sekarang ini. Oleh karena itu, ajaran tasawuf sebagai aspek esoteric dalam

Islam, perlu mendapat perhatian yang khusus sebagai benteng pertahanan diri.
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BAB IV

SIGNIFIKANSI AJARAN TASAWUF BAGI MASYARAKAT PERKOTAAN

A. Dialektika Kebutuhan Terhadap Tasawuf
1. Hubungan Tasawuf dengan  Problem Kejiwaan Masyarakat Perkotaan

Dialektika kebutuhan tehadap  tasawuf di era sekarang, menjadi sebuah

alternatif baru yang dianggap mampu meminimalisir kebiasaan-kebiasaan buruk yang

menyimpang dari ajaran agama Islam. Akhir-akhir ini kita seringkali dikejutkan

dengan pemberitaan media elektronik maupun media massa terkait banyaknya orang

yang bunuh diri dengan cara lompat dari gedung yang tinggi, atau dengan cara

meminum atau memakan zat yang beracun dan lain sebagainya. Menurut para ahli

kesehatan mental, hal ini disebabkan  oleh sikap kecemasan kehampaan dan

kegelisahan yang sudah mengakar dalam diri seseorang. Gejala ini pada umumnya

dialami oleh manusia modern yang materialis dan hedonis yang selalu disibukkan

dengan kehidupan duniawinya.1

Dalam pentas peradaban modern, manusia modern adalah manusia yang

sudah mulai kehilangan makna, manusia kosong, the hollow man, yang resah setiap

kali harus mengambil keputusan dan ia tidak tahu apa yang dia inginkan serta tidak

mampu memilih jalan hidup yang diingikannya. Manusia modern menderita frustasi

1Soedjatmoko dalam penjeasannya menuturkan bahwa, masalah-masalah dunia kini tidak
bisa lagi dijawab oleh ideologi-ideologi besar seperti kapitalisme, komunisme dan sosialisme (Kompas
di penghujung 1979). Ia mengklaim bahwa manusia kini telah terlempar dari dirinya sendiri dan
dihadapkan pada pertanyaan tentang nilai-nilai moral dan makna kehidupan ini. Lihat Haidar  Bagir,
Islam Tuhan Islam Manusia: Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau (Bandung: Mizan, 2017), h. 6.
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dan berada dalam ketidakberdayaan dan tidak mampu lagi merencanakan masa

depan. Manusia terjebak dalam struktur kehidupan sosialnya. Mereka sangat terikat

untuk mengikuti skenario sosial yang menentukan berbagai kriteria dan mengatur

keharusan dalam kehidupan sosial. Saat ini, manusia modern sangat sibuk dan

bekerja keras melakukan penyesuaian diri dengan trend modern. Manusia modern

berjuang keras memenuhi kebutuhannya, padahal sebenarnya mereka diperbudak oleh

lingkungan sekitar dan keinginan sosial yang tidak bisa terbendung lagi.2 Peneliti

juga ingin sedikit menguraikan apa yang disampaikan oleh Haidar Bagir bahwa,

selain faktor kemerosotan spiritual dan moral yang menjangkit peradaban kita di

Indonesia. Ada juga tafsiran lain yang ia ungkapkan dalam sebuah tulisannya berikut

ini;

Haidar Bagir; Masa pasca reformasi sampai hari ini, negeri kita kehilangan
kesadaran budaya. Budaya seperti telah salah kaprah dalam melihat
pembangunan. Undang-undang memang telah menulis bahwa tujuan bangsa,
khususnya di bidang pendidikan, adalah melahirkan manusia-manusia
seutuhnya. Namun dalam kenyataannya, cara yang ditempuh justru memecah
manusia ke dalam seonggokan jisim tanpa ruh dan serba materialistik. Bukan
saja telah menelan korban spiritualitas, moralitas, kebenaran dan rasa
keindahan, pun tidak ada tujuan ekonomi bisa dicapai jika manusia Indonesia
menjadi tuna budaya seperti itu. maka sebelum makin terlambat, perlu
direvitalisasi suatu kesadaran kolektif bangsa yang meletakkan budaya
sebagai tempat persemaian seluruh aspek kehidupan kita sebagai manusia.
Baik itu dalam bidang politik, soial, ekonomi bahkan agama. Agama yang
harus dikembangkan adalah agama yang ramah terhada budaya. Bila tidak
ingin disebut sebagai agama kultural, sebut saja agama untuk manusia yang
memiliki kesetiaan pada moralitas, kebenaran dan keindahan. Bukan hanya
sekedar gejala kebangkitan agama, yeng sesungguhnya lebih tepat disebut

2Ahmad Bangan Nasution dan Rayani Harum Siregar, Akhlak Tasawuf: Pengenalan
Pemahaman Dan Pengaplikasiannya Disertai Biografi Dan Tokoh-Tokoh Sufi (Jakarta: Rajawali Pers,
2013), h. 95.



105

sebagai pengerasan agama, yang disertai sikap-sikap penindasan atas nama
agama. Dalam hal ini pemerintah memang harus mengambil komando, tapi
sudah tentu ini bukan hanya tugas pemerintah saja. Akan tetapi lebih dari itu,
keterlibatan langsung dan peran aktif masyarakat itu sendiri.3

Berikut ini beberapa problem manusia modern pada masyarakat perkotaan

yang akan peneliti uraikan secara singkat;

1. Kecemasan

Perasaan cemas berasal dari hilangnya makna hidup “the meaning of life”.

Makna hidup biasanya dihayati oleh para pejuang dalam bidang apa pun. Namun

manusia modern tidak memiliki makna hidup yang jelas, karena mereka sudah

kehilangan prinsip hidup. Apa yag dilakukan adalah mengikuti trend, mengikuti

tuntutan sosial. Karena tuntutan sosial selalu berubah dan tidak ada habisnya,

manusia modern dituntut untuk selalu mengikuti arus yang ada sementara ia tidak

memiliki prinsip hidup yang jelas, sehingga ia diperbudak untuk melayani perubahan.

2. Kebosanan

Kebosanan adalah salah satu penyakit yang menjangkit masyarakat

perkotaan. Hidup seolah tak bermakna disertai hubungan yang hambar dengan

sesama manusia karena tidak adanya ketulusan hati, harmonisasi dan kecemasan yang

selalu menjangkit pikiran dan hatinya. Kecemasan yang berkepanjangan

3Haidar Bagir, Islam Tuhan Islam Manusia: agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau, h.
5-6.
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menyebabkan manusia pada umumnya menjadi jenuh/bosan tetapi ia tidak tahu harus

melakukan apa untuk mengisi kekosongannya itu.

3. Kesepian

Kesepian bersumber dari hubungan antara manusia (interpersonal) di

kalangan masyarakat perkotaan yang tidak lagi tulus dan hangat. Hal ini diprakarsai

oleh topeng-topeng sosial untuk menutupi wajah kepribadiannya dalam komunikasi

interpersonal. Manusia modern cenderung memperkenalkan dirinya sendiri tetapi

selalu menunjukkan dirinya kepada orang lain sebagai seseorang yang sebenarnya

bukan dirinya. Akibatnya, manusia modern yang ada di perkotaan akan merasa sepi

walau di tengah keramaian.

4. Psikosomatik

Psikosomatik adalah sebuah gangguan fisik yang disebabkan oleh berbagai

faktor kejiwaan dan sosial. Faktor-faktor yang menyebabkan memuncaknya emosi itu

secara berkepanjangan tidak dapat dijauhkan, maka ia dipaksa untuk selalu berjuang

menekan perasaannnya. Perasaan tertekan, cemas, kebosanan dan kesepian yang

berkelanjutan dapat mempengaruhi kesehatan fisiknya. Wujud psikosomatik dalam

bentuk syndrome, stress, trauma, ketergantungan terhadap obat

penenang/narkotika/alkohol dan disertai perilaku menyimpang lainnya.4

4Ahmad Bangan Nasution dan Rayani Harum Siregar, Akhlak Tasawuf: Pengenalan
Pemahaman dan Pengaplikasiannya disertai Biografi dan Tokoh-tokoh Sufi, h. 97-98.
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5. Stress dan Frustasi

Kehidupan modern yang demikian kompetitif menyebabkan manusia harus

menggerahkan seluruh pikiran tenaga serta kemampuan yang dimilikinya. Mereka

rela bekerja tanpa mengena lbatas dan kepuasan. Apalagi jika usaha dan proyeknya

gagal, tak jarang manusia dengan mudahnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri.

Hal ini disebabkan karena hilangnya pegangan kepada Tuhan karena terfokus pada

hal-hal yang bersifat materi demi memupuk harta kekayaan. Akibatnya, manusia

mengalami  gila/stress dan frustasi.

6. Menghalalkan segala cara

Pola hidup yang materialistik cenderung menggiring manusia untuk

melakukan apa saja. Manusia dengan mudah melakukan cara apa saja dalam

mencapai tujuan-tujuannnya, walau dengan cara yang tidak dibenarkan dalam agama

maupun hukum atau aturan yang berlaku. Di Indonesia, hampir setiap hari kita

mendengar kasus pencurian atau bahkan menyaksikan lewat berita dan membacanya

di media cetak dan internet dan kasus korupsi yang sampai hari ini juga semakin hari

semakin menggelisahkan kita.

7. Kehilangan harga diri dan masa depan

Terdapat sejumlah orang yang terjerumus atau salah memilih jalan

kehidupannya. Masa mudanya digunakan untuk mengikuti tabiat buruk hawa

nafsunya. Sehingga saat di usia tua, mereka sudah kehilangan harga diri dan masa
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depannya. Manusia yang demikian adalah manusia yang telah kehilangan pegangan

dan lupa terhadap kehadirat Tuhan.5

Dalam kacamata tasawuf, timbulnya keresahan, kecemasan, kegelisahan,

kehampaan jiwa, prustasi, stress, neurosis, depresi dan penyakit mental lainnya

adalah disebabkan adanya penyakit kalbu (qalb; secara tekstual diartikan hati).

Akibatnya berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat yang timbul dari gejala

penyakit hati ini. Kemaksiatan dalam tasawuf dibagi pada dua jenis, yaitu maksiat

lahir dan maksiat batin. Maksiat lahir berari segala perbuatan yang dikerjakan oleh

anggota badan, seperti, kaki, tangan, mata, telinga dan mulut yang bertentangan

dengan nilai-nilai syariat atau moral manusia. Perbuatan yang dimaksud adalah

kejahatan yang banyak kita saksikan di sekitar kita. Seperti mencuri, merampok,

korupsi, membunuh berjudi, dan lain sejenisnya. Perbuatan maksiat yang dibuat oleh

mulut seperti ghibah, berbohong memfitnah, menipu, memutarbalikkan fakta dan

sejenisnya. Adapun maksiat batin ialah sifat tercela yang diperbuat oleh hati (qalb)

seperti iri hati (hasad),  merasa paling sempurna dari orang lain (ujub), kikir (bukhul),

materialistik (hubbud-dunya), ambisi yang berlebihan, haus kekuasaan dan

berkhianat. Al-Ghazali menyebut sifat-sifat tercela ini dengan sebutan sifat-sifat

muhlihat, yaitu segala tingkah laku manusia yang mengakibatkan kebinasaan

makhluk Allah.6

5Ummu Kulsum, Ilmu Tasawuf, (Makassar: Alauddin University Press), h. 251-252.
6Asep Rahmat Hidayat, Mata Air Bening Ketenangan Jiwa Pintu Masuk Ketentraman dan

Kemuliann Hidup (Bandung: Penerbit Marja, 2015), h. 14.
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2. Hakekat bertasawuf

Alasan terpenting yang bisa penulis kemukakan terkait kebutuhan

masyarakat perkotaan terhadap tasawuf adalah karena tasawuf sebagai terapi kritis

ditengah arus modernisasi yang banyak menggiring manusia atau masyarakat

perkotaan khususnya, pada hal-hal yang menciderai akhlak dan perilakunya yang

tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam.

Dalam term tasawuf/sufisme menurut Nasr, sufisme merupakan penawar

abadi bagi krisis manusia modern saat ini. Nasr juga mengklaim bahwa sufisme yang

menjadi kebutuhan masyarakat modern saat ini ialah sufisme yang doktrin-doktrinnya

berasal dari dan berakar tunjang dalam tradisi Islam. Sufisme seperti yang dimaksud

oleh Nasr adalah sufisme yang tetap setia mengamalkan secara utuh seluruh aspek

dimensi eksoterik Islam (syari’ah) sembari tetap terbuka untuk mengelaborasi

kebenaran primordial dari tradisi lain. Sufisme tidak hanya pada aspek ukhrawi, tetapi

juga menekakan perlunya keterlibatan aktif dalam kancah duniawi sehingga terjadi

keselaraan di antara keduanya. Kontemplasi tafakkur misalnya, suatu keadaan yang

merefleksikan kecendrungan intelektual dan spiritual yang bersifat reseptif dan pasif,

sementara aksi adalah upaya untuk menceburkan diri dalam kehidupan duniawi yang

konkret dalam rangka menjalankan peran sebagai wakil Tuhan di bumi.7 Seluruh

kehidupan yang ada di dunia ini, menurut sistem tasawuf ialah mempunyai makna

7Wahyuddin Halim, Sufisme dan Krisis Spiritual Manusia Modern : Studi atas Pemikiran
Metafisika Sufistik Sayyed Hosein Nasr, h. 228.
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atau hikmah dalam keadaan bagimanapun, termasuk penderitaan. Firman Allah dalam

QS al-Baqarah/1 ayat 286:

                    …. 
Terjemahnya;

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari
kejahatan) yang dikerjakannya (mereka berdoa).8

Manusia memiliki kodrat dalam menemukan makna hidup dengan sunnah

Allah yang ada dalam alam dan kitab suci, melauli kreasi, hal-hal yang dialami dan

dihayati, atau dalam sikap yang diambil terhadap keadaan dan penderitaan yang tidak

mungkin dielakkan. Di sini tasawuf menawarkan konsep maqam sabar dan tawakal.

Kehadiran tasawuf benar-benar merupakan solusi yang tepat bagi manusia modern,

oleh karena tasawuf memiliki semua unsur yang dibutuhkan oleh manusia, semua

yang dibutuhkan oleh manusia, semua yang bagi realisasi kerohanian yang luhur,

bersistem dan tetap berada pada koridor syariah. Relevansi tasawuf dengan problem

manusia modern yang ada di perkotaan adalah karena tasawuf secara seimbang

memberikan kesejukan batin yang bisa diamalkan oleh setiap muslim tanpa

memandang lapisan sosial mana pun dan kapan pun.9

Islam sebagimana dalam al-Quran dan hadis telah mengisyartkan tentang

dunia spiritual. Bahkan ketaqwaan merupakan kualitas pribadi yang diidealkan dalam

8Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 49.
9Ahmad Bangan Nasution dan Rayani Harum Siregar Akhlak Tasawuf: Pengenalan

Pemahaman danPengaplikasiannya disertai Biografi dan Tokoh-tokoh Sufi, h. 100.
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ajaran Islam. Al-Quran dan al-Hadis juga sering menghubungkan ketaqwaan ini

dengan realitas spiritual, seperti ketakwaan kepada Allah. Reorientasi spiritual yang

dimaksud disini adalah meletakkan kembali acuan-acuan spiritual kepada Allah

dengan terlebih dahulu seseorang semestinya harus memiliki perspektif yang baik

mengenal dunia spiritual di dalam dirinya yang mengitarinya. Sehingga dengan

demikiann seseorang tersebut diharapkan akan mendapat pemahaman yang baik

mengenai dunia spiritual dan dapat diplikasikannya dalam kehidupan sosialnya.

B. Kebangkitan spiritual Masyarakat Perkotaan

Dewasa ini, salah satu problem fundamental yang paling menghantui

masyarakat perkotaan adalah krisis spiritual. Krisis spiritual bisa dianggap sebagai

krisis terbesar dunia modern saat ini terutama pada masyarakat modern dan industri.

Berbagai macam perilaku-perilaku negative yang bermunculan dalam lingkup

masyarakat modern di perkotaan seperti kehidupan yang terlalu hedonis, kasus

pembunuhan, kasus pemerkosaan, perampokan, korupsi, kolusi, nepotisme dan lain

sebagainya. Hal ini menandakan bahwa akhlak masyarakat perkotaan sungguh telah

mengalami kemerosotan dan dalam tidak keadaan baik-baik saja.

Belakangan tahun terakhir apabila kita menyaksikan berita pada media

elektronik dan media cetak menunjukkan, betapa Indonesia yang sebagian besar

muslim tidak memiliki pandangan yang cukup mengenai dunia Islam. Panggung

sosial, politik dan ekonomi dipenuhi oleh orang-orang yang tidak pernah benar-benar
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berpihak kepada kebenaran-kebenaran moralitas dan spiritualitas. Kebanyakan orang

yang menguasai publik, yang notabene seharusnya menjadi figur-figur percontohan

bagi masyarakat justru tidak memilki kesadaran moral dan spiritual yang memadai

untuk mendukung peran-peran penting dalam menjaga ketahanan masyarakat. Yang

paling menonjol justru pemikiran dan perilaku yang hanya diorientasikan untuk

memenuhi hasrat dan ambisi semata demi keuntungan-keuntungan politis ekonomi

dan popularitas publik. Pemikiran dan perilaku yang materialistik tampaknya telah

mendominasi dalam kehidupan mereka. Sehingga suara batin yang berkiblat pada

kebenaran moral dan spiritual hampir-hampir tak pernah tersebit sebagai

pertimbangan mereka. Artinya, benar masyarakat Indonesia sedang mengalami krisis

moral spiritual, suatu bencana yang lebih deskriptif dari pada krisis moneter.10

Kerusakan moral nyatanya telah menjadi budaya atau kebiasaan baru yang dialami

oleh sebagian masyarakat kita di perkotaan. Semua aneka ragam degradasi moral

yang menjangkit peradaban kita telah menghadirkan keprihatinan yang sangat dalam

dan memang sudah seharusnya dicarikan penawarnya.11

Ada sebuah kutipan menarik dari Jalaluddin Rakhmat dalam buku

Psikologi Agama terbitan Mizan tahun 2003 sebagaimana yang dikutip oleh

Zaprulkhan:

10Samsul Hadi,Islam Spiritual (UIN Malang Press: Malang, 2007), h. 2 & 3.
11Banyak Pengamat menilai bahwa bangsa Indonesia sudah kehilangan harga dan jati

dirinya. Watak lemah lembut, ramah, salih toleran dan suka membantu serta suka bergotong royong
sekarang ini telah terhapus. Kualitas-kualitas yang demikian tersebut, perlahan-lahan telah mengubah
karakteristik bangsa dan rakyat Indonesia. Krisis multidimensi telah benar-benar mempertontonkan
dan menyesakkan kehidupan masyarakat.
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Begitu banyak di antara kita yang kaya tetapi kita masih juga tak puas. Dalam
kebudayaan yang serba materialistik. Setiap orang diajari bahwa kekayaan
materi dapat memberikan kebahagiaan. Memang masih banyak yang sangat
membutuhkan materi di dunia ini, tetapi sebagian besar dari kita di negeri
Barat, bahkan mereka yang mengaggap diri miskin, hidup dalam kenyamanan
dan keamanan material yang lebih besar dibanding nenek moyang kita.
Faktanya, jutaan manusia kini hidup lebih baik secara materi daripada para
raja dan ratu pada zaman dahulu. Tetapi kita masih juga tidak puas. Orang-
orang ini telah memperoleh segala hal yang dianggap masyarakat dapat
mendatangkan kebahagiaan. Tetapi mereka mengeluhkan hal-hal seperti
“hidupku kosong” atau ada sesesuatu yang lebih dari semua ini. Aku merasa
hampa12

Sebagai akibat modernisasi dan industrialisasi banyak manusia mengalami

degradasi moral. Realitas kehidupan yang ada sekarang menampilkan sifat-sifat yang

kurang terpuji. Sifat al-hirs, yakni suatu keinginan yang sangat berlebih-lebihan

terhadap materi dan mengakibatkan banyak penyimpangan dan tidak peduli kepada

kaum lemah. Mereka merupakan gambaranorang-orang yang segala gerak-gerik

kehidupannya dimotivasi oleh sebuah prinpsip materialistik, Pleasure oriental yakni

orientasi kesenangan jasmani semata meskipun melanggar norma-norma agama dan

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan nafsu semu jasmani mereka.13 Berdasarkan

fakta yang terjadi hari ini, sebagian besar masyarakat kita hanya mengamalkan

keyakinan agama mereka pada aspek permukaan saja tanpa menghayati aspek dalam

keyakinan tersebut.

Ada sebuah pengakuan jujur dari salah seorang tokoh politik PPP yang

bernama Hasan Matareum14, dimana jauh sebelum fenomena hari ini, Hasan

12Zaprulkhan, Ilmu Tasawuf Sebuah Kajian Tematik, H. 286.
13Zaprulkhan, Ilmu Tasawuf Sebuah Kajian Tematik, H. 289.
14Tokoh Politik PPP, saat itu ia menjabat sebagai Ketua DPP PPP Tahun 1997.
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Materium pernah mengungkapkan fakta di masanya bahwa di mana ada sepuluh

masalah bangsa  yang dipandang krusial yang telah menjangkit negeri kita ini.

Berikut pernyataan beliau yang peneliti kutip:

Masalah korupsi, kolusi penyalahgunaan jabatan, kesewenang-wenangan,
arogansi kekuasaan adalah produk utama krisis moral dan etika di kalangan
elit bangsa, para penguasa dan pengusaha serta kaum sekuler beserta pihak-
pihak yang membelakangi seruan agama. Dalam kondisi seperti ini, kita
sadari telah banyak kehilangan tokoh teladan, tokoh panutan menuju kebaikan
di kalangan para elit bangsa. Dalam kondisi krisis moral yang sedang
berkembang, orang-orang tidak malu-malu untuk berbohong,
mengatasnamakan kepentingan bangsa demi kejayaan diri dan kelompoknya,
menegakkan benang basah, menafikan suara kaum dhuafa dan
menyengsarakan kehidupan banyak orang, bahkan ada juga yang sadis sampai
menghilangkan nyawa orang. Dunia Sosial, Politik, ekonomi dan hukum serta
kekuasaan sedang digrogoti krisis moral yang sangat membahayakan.15

Dalam studi mutakhir, ternyata memang ditemukan bahwa masyarakat

kontemporer dewasa ini telah memburu dan melakukan pencarian makna dan tujuan

hidup hakiki melalui tasawuf. Dalam hasil riset yang telah dilakukan oleh Julia Day

Howell menampilkan tasawuf menjadi eksis di tengah-tengah kaum elite Indonesia di

tengah arus modernisasi dan globalisasi. Dari penemuannya, Julia Howell melukiskan

bahwa tasawuf yang dulu dikaitkan dengan pedesaan ‘tradisional’ Indonesia, ternyata

tidak mati dan pada masa pembangunan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan

Orde Baru, sufisme telah mengilhami antusiasme baru, bahkan di sektor masyarakat

yang terlibat aktif secara intens dalam modernisasi dan globalisasi kelas menengah

perkotaan. Daya Tarik terhadap sufisme diungkap Julia Howell dengan melalui

partisipasi orang-orang kota dalam tarekat sufi yang berbasis di pedesaan dan sudah

15Samsul Hadi, Islam Spiritual: Cetak Biru Keserasian Eksistensi, h. 1.
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mapan, di samping melalui bentuk-bentuk institusional baru di kota-kota. Para kaum

elite dan kalangan profesional terdidik di Indonesia ini berupaya mempelajari,

mendalami sekaligus menjalankan sebagian ritual-ritual tasawuf dan tarekat di

tengah-tengah kota besar seperti Jakarta.16

Saat ini, apabila kita membaca beberapa literature tentang tasawuf,

memang benar bahwa ada kecendrungan bagi masyarakat perkotaan mempelajari dan

mendalami kajian tentang ilmu spiritual ini, yang sudah hampir menyentuh semua

kalangan, bukan hanya di pedesaan semata. Tasawuf sudah eksis ditengah arus

modernisasi bahkan menjadi bagian hidup dari masyarakat kontemporer.

Ada banyak respon dan  tanggapan terkait dengan gejala spiritualitas

keagamaan yang berkembang di masyarakat perkotaan belakangan ini. Menurut

penelusuran Azyumardi Azra, gejala munculnya spiritualitas ke panggung kehidupan

masyarakat modern di Indonesia mulai terlihat lebih terarah. Media massa sering

melaporkan dan menurunkan tulisan, bahwa buku-buku spiritual seperti tasawuf

termasuk di antara buku-buuku yang terlaris di toko-toko buku. Meditasi, kursus-

kursus spiritual, pendirian padepokan spiritual dan meditasi yoga yang

diselenggarakan beberapa lembaga seperti Anand Ashram serta kajian tasawuf di

16Zaprulkhan. Ilmu Tasawuf Sebuah Kajian Tematik, kata pengantar, h. xiii.
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LSAF dan Paramadina yang mampu menarik minat masyarakat perkotaan yang

cukup tinggi.17

Pada bulan Januari tahun 2019 yang lalu, imam besar Masjid Istiqlal

Nasaruddin Umar melaunching sebuah lembaga yang diberi nama NUO Nasaruddin

Umar Office di Cilandak, Jakarta Selatan. Salah satu program intensif kajiannya

berfokus pada tasawuf.18 Hemat peneliti, bahwa kecendrungan masyarakat untuk

kembali kepada spiritualitas dewasa ini, karena suatu rasa gelisah terhadap situasi dan

kondisi yang perlahan-lahan mengikis nilai-nilai norma dalam masyarakat serta

agama yang berlaku saat ini. Selain itu, gerakan-gerakan tasawuf juga banyak ditemui

dalam majlis-majlis tasawuf di Indonesia. Salah satunya adalah Majlis Maiyahan

Mbah Nun (Ainun Najib) Jogjakarta dan Zikir manakib Syekh Yusuf Abdul Qadir

jailani KH. Ahmad Muzakki Syah di Kabupaten Jember.19 Sejauh yang peneliti

17Azyumardi Azra, Konteks Berteologi di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 120.
Lebih lanjut Azyumardi Azra menuturkan bahwa  kerinduan masyarakat modern pada aspek spiritual
tercermin dalam fenomena belakangan ini mengenai isu kebangkitan spiritualis. Banyak kalangan
muda terutama di Barat datang ke belahan dunia Timur untuk mencari ajaran-ajaran yang dapat
menentramkan rohaninya. Sebagian mereka ada yang masuk ke dalam penghayatan agama tertentu,
tetapi ada pula yang hanya menghayati spiritual yang berbau mistik dan esoteris. Lihat Azyumardi
Azra, Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), h. 100-
101. Sekitar tahun 1960-an, semangat spiritualisme  juga berkembang pesat di Amerika Serikat, hal ini
bisa kita lihat dari maraknya budaya hippies, yang memberontak terhadap nilai-nilai kemapanan.
Mereka kemudian mencari alternatif-alternatif baru. Ada yang positif, seperti ketika mereka pergi ke
India untuk belajar yoga dan Hinduisme, tetapi tidak sedikit juga yang yang tampak negative.
Sehingga bermuncullah beragam bentuk spiritualisme model kultus-kultus (cults). seperti Alvin
Toffler, hampir 20 tahun yang lalu mencatat adanya lebih dari 4.000 organisasi semacam itu.
Umumnya bersifat misterius dan sering kali menuntut ketaatan buta pada pengikutnya. Betapapun
semua itu bersumber dari gejala yang itu juga, yakni kecendrungan manusia untukkembali pada
spiritualisme. Liihat, Haidar Bagir,Mengenal Tasawuf Spiritualisme dalam Islam, h. 19-20.

18https://republika.co.id/berita/plxn3z384/nasaruddin-umar-luncurkan-nasaruddin-umar-
office diakses pada hari rabu, 12 agustus 2020.

19 Nurul Anam,  dkk.  “Tasawuf Transformatif di Indonesia”, Al-Mada 2, no 2 (2019): h.
74.
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amati, di kota besar seperti Makassar juga mengalami hal yang sama. Sebagian orang

turut ikut serta hadir di forum-forum kajian tasawuf. Salah satunya di Rumah Majelis

Taklim Khazanah Makassar dan beberapa majlis zikir diantranya Majlis zikir Syekh

Yusuf al-Makassari. Minat masyarakat perkotaan terhadap kajian sufisme di

perkotaan perlahan mulai meningkat.

Tasawuf yang dulu  dikenal kuno, kini berubah menjadi trend baru di

tengah arus modernisasi masyarakat perkotaan. Di samping itu, saat ini sistem

teknologi informasi yang begitu canggih, membuat manusia dengan mudahnya bisa

mengakses halaman atau website yang banyak membahas term tentang tasawuf oleh

guru-guru dan pakar yang ahli di bidang ini. Dewasa ini, kita banyak menyaksikan

siraman-siraman sufistik melalui berbagai platform seperti youtube, facebook,

instagram dan telegram, radio,televise dan lain sebagainya. Sehingga sangat

memudahkan bagi siapa saja untuk mempelajari dan mendalaminya. Oleh karena itu,

banyak orang mengistilahkan para pelaku tasawuf di dunia modern ini dengan

sebutan Urban Sufisme.

Dengan demikian, adanya kebangkitan spiritual masyarakat perkotaan

dalam analisis peneliti, tidak terlepas dari problem masyarakat modern perkotaan

yang sudah sangat memprihatinkan, dari segi spiritual yang berdampak pada

perilaku/moral. Sehingga menawarkan tasawuf di tengah kehausan spiritual

masyarakat perkotaan, sebagai bentuk representatif dari peneliti dalam merespons

kebutuhan rohani manusia modern yang hidup di perkotaan.
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C. Peran dan Pengamalan Ajaran Tasawuf Terhadap Krisis Spiritual Masyarakat

Perkotaan

Secara garis besar sampai detik ini, pertanyaan yang mengusik benak saya

sebagai peneliti adalah apa yang menyebabkan tasawuf masih tetap eksis dan tetap

berkembang di tengah-tengah glamoritas kehidupan kontemporer utamnya bagi

masyarakat kelas menengah perkotaan. Sejauh yang peneliti amati bahwa kembalinya

tasawuf eksis di tengah kelas menengah perkotaan dikarenakan oleh berbagai macam

faktor. Salah satunya adalah karena ajaran tasawuf memberi makna tersendiri bagi

mereka yang sadar akan makna dan tujuan hidup di dunia ini. Sehingga mereka

berusaha sebaik mungkin mereguk ajaran tasawuf sebagai jalan spiritualitas yang

lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Selanjutnya peneliti juga

akan membahas bagaimana relevansi ajaran tasawuf yang dulu dengan sekarang

apakah masih bisa diterapkan serta bagaimana penerapannya? Berikut ini akan

peneliti uraikan pentingnya pengamalan ajaran tasawuf dan konsep tasawuf apa yang

coocok bagi masyarakat perkotaan.

1. Reaktualisasi nilai Tasawuf

Bagian ini akan sedikit menguraikan beberapa kritik dari para tokoh

terhadap tasawuf yang menciptakan kejumudan dalam kehidupan manusia. Dalam

rentetan sejarah Islam, tasawuf memang telah menciptakan banyak kejumudan dan

apatisme. Mekipun konsep-konsep yang telah dirancang dan digagas oleh para guru
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sufi bertujuan untuk mencerahkan dan mendidik, namun tidak jarang konsep-konsep

tersebut diamalkan secara ekstrem hingga mengakibatkan sikap apatis dan stagnan.

Sebagai produk sejarah, tasawuf dengan berbagai polanya yang terangkum dalam

lembaga tarekat telah banyak mewarnai sejarah Islam dan menjadi bagian dari

khazanah intelektual Muslim yang masuk pada wilayah histosiritas. Hal ini bukan

berarti tasawuf kebal terhadap kritik.20 Pergeseran zaman dan perbedaan pokok

persoalan yang dihadapi oleh umat di era kekinian dan dahulu menjadi alasan kuat

untuk mengkaji ulang pemikiran tasawuf.

Penerapan konsep-konsep tasawuf model lama tampaknya sudah tidak

kondusif lagi, untuk tidak mengatakan impoten dalam pertumbuhan spiritualitas yang

sehat dan wajar. Konsep tasawuf dengan bentuk “in old fashion” yang banyak

mengarahkan pelakunya bersifat otonomi individu dalam mengembangkan

kemampuan spiritualitasnya merupakan model yang “out of moded”.  Tasawuf dalam

pola yang demikian merupakan model yang terpasung dan kaku. Unsur dzauq

(perasaan) sebagai salah satu pendekatan dalam mengarungi dunia tasawuf, sejalan

dengan pendapat Schleimacher yang menggunakan pendekatan “feeling” dalam

memahami realitas telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga mengantarkan

20Rekonstruksi, demikian Mohammad Arkoun menyebutnya, tasawuf dengan berbagai
macam konsepnya semisal zuhud, taubah, sabar, khauf, raja’, tawakal dan hub serta konsep lainnya
adalah suatu keniscayaan di era modern. Suatu bentuk reinterpretasi dengan menggunakan pendekatan-
pendekatan ilmiah modern sehingga diharapkan akan ditemukan bentuk pemahaman konseptual ajaran
dan doktrin tasawuf yang integralistik-universal. Pemaknaan ulang tersebut akan menjadikan tasawuf
mampu digunakan secara universal sebagai salah satu instrumen dalam menjawab segala macam
permasalahan dan kebutuhan masyarakat modern yang serba sekuler. Lihat; Yusno Abdullah Otta,
“Tasawuf dan Tantangan Perubahan Sosial”, Ulumuna 14, no. 2 (2010): h. 403.
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pelakunya kepada jenjang “ittihad, hulul dan syatahat. Ada beberapa ulama yang

telah mengritisi bentuk tasawuf seperti ini yang melahirkan kesalehan individual dan

melupakan dimensi lingkungan sosial. Oleh kalangan modernis Islam, citra heterodok

seperti ini tidak begitu diminati.21

Dunia tasawuf dalam bentuk old fashion tidak bisa dilepaskan dari suatu

kelembagaan yang disebut tarekat. Namun praktek tasawuf dalam bentuk tarekat

cenderung terjebak dalam bentuk formalism. Model institusi seperti tarekat ini

diklaim kurang apresiatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya

empiris dan rasionalis, bahkan cenderung mementingkan wirid dan bentuk

formalisme lainnya. Praktek ritual seperti yang tergambar tersebut, telah

menghilangkan kreativitas dan orisinalitas dalam beribadah dan pengembangan

bentuk tasawuf sebagi ciri utama dari tasawuf pola lama. Sehingga dalam hal ini akan

mencapai titik klimaks dan menimbulkan kejenuhan karena melupakan kehidupan

sosial sebagai bagian dari beribadah kepada Allah swt. Tidak disangsikan lagi, pada

aspek ini tasawuf hanya menjadi ritual formalistik dan individualistik yang tidak

menyentuh realitas sosial, sehingga menyebabkan para pengamalnya menjadi

bersikap apatis terhadap realitas kehidupan sosial.22 Oleh karena itu, tasawuf pada

hari ini harus mampu hadir dengan wajahnya yang baru yang sesuai dengan

kehidupan zaman sekarang, bukan sebatas ritual individualistik melainkan sebagai

21Yusno Abdullah Otta, “Tasawuf dan Tantangan Perubahan Sosial”, Ulumuna 14, no. 2
(2010): h. 400.

22 Yusno Abdullah Otta, “Tasawuf dan Tantangan Perubahan Sosial”, Ulumuna 14, no. 2
(2010): h. 400.
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perwujudan bentuk keshalehan individu dalam bentuk sosial. Peneliti ingin mengutip

bahasa dari seorang reformis Muhammadiyah yakni Buya Hamka yang

mengistilahkan tasawuf dengan sebutan tasawuf modern.

Potret tasawuf dari kacamata seorang Hamka, bahwa ia mengakui jika

tasawuf sebagai bagian dari perjalanan sejarah Islam selama kurang lebih empat belas

abad, baik aspek-aspek positif dan negatif dari tasawuf. Hamka menyuarakan kembali

makna hakiki dari tasawuf yang memiliki semangat juang, kemajuan dan terlibat aktif

secara sosial kemasyarakatan. Tasawuf yang sejati adalah panduan dari menempuh

hidup. Tasawuf yang sejati bukanlah lari ke hutan, menyendiri tetapi melebur ke

dalam masyarakat. Sebab masyarakat perlu bimbingan rohani. Uzlah (mengasingkan

diri) bagi Hamka bukan berarti memisahkan diri dan meninggalkan urusan duniawi.

Sebab Uzlah dalam bingkai makna tersebut merupakan uzlah bagi orang-orang yang

lemah. Sedangkan, uzlah hakiki adalah menyusun kekuatan baru dengan program

yang lebih nyata dan kemudian merebut kembali tempat yang hilang. Dengan

demikian, uzlah bukanlah menghindar tetapi memperteguh disiplin serta menegakkan

dan mengibarkan bendera kebenaran di tengah-tengah masyarakat.23

Tasawuf kontemporer dengan sosoknya yang mengedepankan kritik

internal dan respon eksternal. Dengan demikian, diperlukan praksis sufisme yang

bersifat responsive dan adaptif terhadap tantangan modernitas. Dalam hal ini, tasawuf

lahir dengan wajah penuh kasih sayang, toleran dan inklusif sebagai akibat dari

23Zaprulkhan, Ilmu Tasawuf Sebuah Kajian Tematik, h. 258.



122

perkembangan yang pesat dengan desakan arus globalisasi. Yang pada akhirnya,

tasawuf kontemporer dapat secara aktif berdialog dengan teori sosial masa kini.24

Sebagai salah satu aliran pemikiran Islam dan warisan khazanah Islam,

sudah saatnya dilakukan redefinisi, reinterpretasi serta reposisi tasawuf dalam

konteks kekinian agar dapat berinteraksi dengan lingkungan modern secara dinamis.

Bila tasawuf hanya mengacu pada konteks dan pemikiran awal kemunculannya,

seperti yang selalu tergambar dalam berbagai buku atau jurnal yang membahas

masalah ini, artinya barangkali sudah tidak relevan dengan perkembangan dan

kemajuan zaman seperti sekarang.

Bentuk formulasi baru yang di inginkan sejatinya bisa mengakomodasi

kebutuhan masyarakat modern yang tengah kehilangan diri (alienasi) dan dilanda

kekeringan spiritual. Lebih dari itu, manusia modern sedang berada di persimpangan

sehingga mereka senantiasa merasa berada di tempat terasing. Mereka sedang dalam

pencarian bentuk renunciation, zuhud yang bisa diterima oleh mereka yang

kesehariannya disibukkan dengan kegiatan yang berdimensi nasut. Walaupun

demikisan, perubahan baju tasawuf tidak boleh bertentangan atau keluar dari apa

yang telah ditentuakan dalam al-Quran dan Sunnah. Era globalisasi memaksa tasawuf

membuat konsensi-konsendi psikologis. Namun semua itu akan terwujud apabila

tasawuf membuka diri ekslusivitasnya terhadap semua betuk perkembangan di era

24Muhamad Basyrul Muvid, “Pengantar” dalam Said Aqil Siradj, Tasawuf Kontemporer
(Jakarta: Amzah, 2020 ), h. 104.
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modern ini. Selama ia masih mempertahankan identitas yang lama, akan sulit baginya

melakukan sebuah maneuver di zaman sekarang. Struktur pola lama tasawuf

cenderung patrikularis bukan pluralis.25

Secara teoritis, semestinya tasawuf sanggup berdiri sebagai solusi alternatif

atas berbagai problem dan permasalahan kemanusiaan secara global. Tasawuf dengan

atau tanpa tarekatnya seharusnya bukan hanya menjadi kandang bagi mereka yang

telah kehilangan arah dari relaitas kehidupannya. Tasawuf diharapkan menjadi

laboratorium mutakhir bagi manusia secara lahir dan batin serta konpherensif.

Transformasi tasawuf dari yang condong kepada lahut atau nasut ke arah sikap hidup

yang lebih moderat dari keduanya bukan kepada salah satunya. Selain itu, tasawuf

harus mampu berdiri sebagai suatu disiplin ilmu atau inspirator dan katalisator dalam

kehidupan yang sudah kehilangan warna dan bentuk ini, utamanya di era yang serba

mekanistik  dan sekuler seperti saat ini. Sekalipun menurut banyak kalangan, hal ini

bukanlah perkara yang mudah, terlebih di era globalisasi sekarang ini.

2. Bentuk implementasi ajaran Tasawuf mengantisipasi krisis akhlak dan

spiritual.

Kajian ini sesungguhnya berupaya mengeksplorasi posisi dan peran

tasawuf bagi kehidupan masyarakat perkotaan di abad modern ini. Karena

menyaksikan kehidupan modern sekarang ini begitu sangat mengkhawatirkan.

25Yusno Abdullah Otta, “Tasawuf dan Tantangan Perubahan Sosial”, Ulumuna 14, no. 2
(2010): h. 407.
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Dimana kian hari kita menyaksikan akhlak manusia modern semakin

memprihatinkan. Berbagai macam kasus yang terjadi  semakin memperjelas bahwa

manusia seolah lupa akan eksistensinya di muka bumi sebagai perpanjangan tangan

Tuhan merawat serta merangkul satu sama lain, utamanya dalam mewujudkan cita-

cita ajaran Islam yang mulia, yakni budi pekerti yang luhur (akhlak al-karimah).

Lebih lanjut, peneliti juga ingin menguraikan model tasawuf yang lebih relevan dan

reliable dengan tantangan perubahan zaman modern sepeti saat ini.

Dewasa ini, realitas kehidupan modern dan modernitas telah mengangkat

manusia dari keterbelakangan sosiol, ekonomi dan budaya. Modernisasi ditandai

dengan tiga ciri utama, diantaranya adalah rasionalisme, sekularisme dan saintisme.

Dengan kata lain setiap pemikiran dan temuan yang ada harus sesuai dengan standar

rasio dan logika manusia. Hal ini mengindikasikan segala sesuatu berada di luar

bingkai agama. Pemisahan agama dari kehidupan sosial adalah suatu keniscayaan

bagi kehidupan modern. Dalam hal ini, peneliti ingin mengutip  pandangan

Thabathaba’i yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat modern adalah masyarakat yang lebih  mementingkan hal-hal
yang bersifat fisik daripada metafisik”. 26

Seperti yang telah peneliti uraikan sebelumnya, bahwa tasawuf harus

mempunyai passion yang baru menghadapi era globalisasi seperti sekarang ini.

Tasawuf yang dimaksud adalah tasawuf yang telah di formulasikan secara

kontekstual, humanis-siologis yang bersifat “social salvation” dengan tanpa

26Yusno Abdullah Otta, “Tasawuf dan Tantangan Perubahan Sosial”, Ulumuna 14, no. 2
(2010): h. 399.
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meninggalkan kedalaman spiritual seseorang. Dalam konteks seperti inilah penataan

ulang terhadap metologi pemikiran tasawuf diperlukan sebagai upaya menghadapi

perubahan zaman karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu

cepat dan canggih, sehingga tasawuf mampu mendinamisasikan dalam upayanya

memasuki kehidupan modern yang serba materialistik.

Di Indonesia, potret tasawuf Hamka sebagai salah satu contoh passion

tasawuf yang baru dan banyak digemari. Konstruksi tasawuf Hamka di sajikan lebih

sederhana tanpa sistem dan aturan-aturan yang lebih spesifik, hal ini disebabkan agar

tasawuf dapat dikenal dan dipelajari oleh semua golongan masyarakat tanpa kecuali.

Substansi tasawuh Hamka adalah akhlakul karimah yang bernapaskan al-Quran dan

Hadis.27

Praktik tasawuf modern mengarah pada perilaku kaum muslimin yang

proaktif dalam menggapai kebahagiaan dunia dengan berbagai langkah yang

diajarkan al-Quran dan Hadis, yang di dalamnya tertanam sikap untuk meninggalkan

segala bentuk kemalasan dan kebodohan dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya

demi mencapai tujuan hidup yang lebih bermanfaat dan bermartabat. Bukan juga

pada kehidupan yang mengasingkan diri dari kehidupan sosial melainkan ikut aktif

menyeru kepada kebaikan dan turut serta mencegah kemungkaran. Membantu yang

sakit, membantu fakir miskin dan membebaskan orang-orang tertindas. Inilah potret

27Hal ini bisa dilihat pada sebagian besar karya tasawuf Hamka, diantaranya Tasawuf
Modern, Renungan Tasawuf, Pandangan Hidup Muslim, Falsafah Hidup, Tasawuf Perkembangan dan
Pemurniannya, dan yang lainnya.
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praktik tasawuf di era modern yang menekankan pentingnya aktivisme spiritual

dalam bentuk- bentuk normatif maupun fenomena masyarakat yang lebih praktis.28

Pandangan zuhud dari Hamka salah satu yang bisa kita pedomani dalam

usaha memahami kehidupan modern seperti saat sekarang ini yang cenderung

memupuk harta, hingga lupa tentang eksistensi dirinya yang sebenarnya  tidak bisa

lepas dari pengawasan  Tuhan serta bagaimana pula sebaiknya membelanjakan harta

agar mencapai ridha Ilahi. Hamka kemudian mengutip sebuah ayat yang cukup

popular dalam QS. al-Qashas (28): 77.

            
                   
           

Terjemahnya:
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan)
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan)
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah
berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.29

Konstruksi tasawuf Hamka tentang zuhud secara ilustratif analogis, bahwa

bergumul dengan kehidupan dunia dengan baik dan tepat itu bagaikan seorang

28Silawati, “Pemikiran Tasawuf Hamka dalam Kehidupan Modern”, An-Nida 40, no 2
(2015): h. 12

29Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 394.



127

pawang yang ahli. Pawang yang ahli mampu mengambil madu dari lebah-lebah yang

banyak tanpa terkena sengatnya. Itulah hakikat kedudukan orang-orang yang benar-

benar Zahid terhadap kehidupan dunia, yakni dengan menguasainya dan mampu

mengendalikannya bukan sebaliknya. Secara konvensional, pada umumnya zuhud

tidak jarang mempunyai makna yang negatif, karena menanggalkan segala

kesenangan hidup duniawi. Namun hal ini, dipandang keliru oleh Hamka. Zaman

modern seperti saat ini adalah zaman dimana semua bakti sosial yang ada, tidak akan

pernah tercapai kalau tidak harta benda. Dengan demikian, Hamka beranggapan

mencari harta sebanyak-banyaknya supaya dapat menunjang segala amal kebajikan

sosial yang mempunyai nilai yang sangat baik dan mulia sangat baik dan mulia untuk

dilakukan. Sehingga akan tercipta bentuk kesalehan individu dan sosial menjadi

seimbang.30

Sehingga menurut peneliti, konstuksi bangunan zuhud yang dikembangkan

oleh Hamka sangat cocok dan relevan di zaman sekarang. Sikap zuhud yang digagas

oleh Hamka bukanlah apatis meninggalkan dunia secara mutlak dengan hanya

30Zaprulkhan, Ilmu Tasawuf Sebuah Kajian Tematik, h. 269 & 271.  Ada dua pendapat
terkait pengertian tentang zuhud. Pendapat pertama, zuhud berarti berpaling dan meninggalkan sesuatu
yang disayangi yang bersifat material atau kemewahan duniawi dengan mengharap dan
menginnginkan sesuatu wujud yang lebih baik dan bersifat spiritual atau kebahagiaan akhirat.
Pengertian ini kemudian menjadi ekstrim karena soalah-olah zuhud ditafsirkan meninggalkan segala
sesuatu yang bersifat duniawi. Pendapat kedua, cenderung lebih moderat yang memandang zuhud
sebagai kondisi yang tidak mau terpengaruh oleh harta dan kesenangan duniawi. Harta yang dimiliki
digunakan untuk pengabdian kepada Tuhan. Di dalam al-Quran dan hadis tidak ada perintah yang
menyuruh kita ke arah pengertian zuhud yang ekstrim seperti pendapat yang pertama. Akan tetapi,
lebih kepada bagaimana kita mencontoh sahabat rasululullah saw, dimana banyak diantara sahabat-
sahabat beliau yang kaya, mereka tetap hidup sebagai orang zuhud (zahid) yakni, berpola hidup
sederhana, kekayaan mereka digunakan untuk kepentingan dalam rangka mencapai ridha Tuhan
semata. Lihat; Nurul Imamah, Tasawuf Jalan sesungguhnya. (Makassar: Arus Timur, 2013), h. 38.
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melakukan ibadah ritualistik-individualistik semata, melainkan bagaimana kita

memanfaatkan dunia dengan segala isinya untuk menunjang seluruh amal kebajikan

sosial dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat di bawah naungan dan ridha Allah

swt.

Adapun tentang kesan tentang kehidupan materialistis dan hedonistik yang

merajalela dalam kehidupan modern ini bisa teratasi. Konsep zuhud apabila telah

mantap pada diri seseorang,  maka ia tidak akan berani menggunakan segala macam

cara untuk memenuhi segala tabiatnya. Sebab tujuan yang ingin dicapai dalam

tasawuf adalah ridha Tuhan, maka caranya pun harus di tempuh sesuai dengan jalan

yang diridhai oleh Tuhan, bukan sebaliknya.

Adapun terkait dengan Qana’ah, Hamka mensyaratkan ke dalam lima

perkara, sebagai berikut;

1. Menerima dengan rela akan apa yang ada

2. Memohonkan kepada Tuhan tamahan yang pantas

3. Menerima dengan sabar akan ketentuan Tuhan

4. Bertawakal kepada Tuhan, dan

5. Tidak tertarik oleh tipu daya dunia31

Seperti makna zuhud, bagi Hamka qana’ah pun lebih bersifat ikhtiar dan

usaha. Orang yang qana’ah bukan hanya semata menerima apa adanya kondisi

lahiriyah tanpa berusaha seperti paham aliran jabariyah yang berpasrah terhadap

31Hamka,Tasawuf Modern (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), h. 267.
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takdir Tuhan32 dan enggan berusaha melainkan sebuah upaya atau sikap batin yang

merasa cukup dengan Tuhan, namun secara fiksial ia tetap harus berusaha dalam

kehidupan duniawinya dan menyatu dalam kehidupan sosial masyarakat. Hamka

mengilustrasikan makna qana’ah secara positif sebagai berikut;

“Maksud qana’ah itu sangatlah luas. Menyuruh percaya yang betul-betul akan
adanya kekuasaan yang melebihi kekuasaan kita, menyuruh sabar menerima
ketentuan dari Ilahi jika ketentuan itu tidak menyenangkan diri, dan bersyukur
jika dipijami-Nya nikmat, sebab entah terbang pula nikmat kelak. Dalam hal
yang demikian disuruh bekerja, berusaha, bergiat sehabis tenaga, sebab semua
nyawa dikandung badan, kewajiban belum berakhir. Kita bekerja lantaran
bukan hanya meminta tambahan yang telah ada dan tak merasa cukup pada
apa yang di tangan, tetapi kita bekerja, sebab orang mesti hidup seperti kita”33

Itulah maksud qana’ah versi Hamka.

Jadi memaknai qana’ah bukan sikap pasif yang melemahkan hati dan

pikiran, serta membawa manusia hanya berpangku tangan. Tapi qana’ah merupakan

modal yang paling teguh dalam menghadapi tantangan kehidupan dan kesungguhan

mencari rezeki.  Di satu sisi, orang yang qanaah tidak merasa takut dan gentar, tidak

ragu-ragu dan syak, serta pikiran dan kalbunya selalu bertawakal mengharap ridha

Allah swt. Di sisi lain, ia tidak akan merasa kecewa jika keinginannya belum berhasil

dan tercapai. Mengenai qana’ah ini dalam perspektif Hamka sejalan dengan firman

Allah dalam QS. al-Jumuah/62: 10.

32Di Dunia ini ada orang yang putus asa dan membuat macam-macam “boleh jadi” tentang
Tuhan. “Boleh jadi  saya telah ditentukan bernasib buruk dari Tuhan, apa guna saya berikhtiar lagi.
Boleh jadi saya telah ditentukan masuk neraka, apa guna saya sembahyang lagi. Ini namanya
su’uzahan, berburuk sangka kepada Tuhan bukan husnus zhan, berbaik sangka. Paham inilah yang
membuat kita gagal memahami realitas hidup dan jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Lihat;
Hamka,Tasawuf Modern, h. 271.

33Hamka, Tasawuf Modern, h. 270.
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Terjemahnya:

Dan apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi;
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu
beruntung.34

Ayat ini sejatinya memang mengindikasikan bahwa pengabdian personal

kepada Tuhan tidak menghalangi semua aktivitas dunia dan sosial seorang hamba

apabila pengabdiannya telah ditunaikan.

Dengan demikian, qana’ah bukan hanya sebuah penerimaan pasif-negatif

yang statis dan ibadah yang bersifat vertikal-individu terhadap Tuhan semata, lebih

jauh qana’ah adalah sebuah sikap penerimaan aktif positif yang bersifat dinamis dan

pengabdian yang bercorak horizontal-sosial terhadap sesama hamba Tuhan. Artinya,

sikap qana’ah ini mendidik pribadi yang selalu tenang ketika diberi apapun oleh

Allah swt. Disaat kita mampu berprinsip demikian, maka kita akan senantiasa

bersyukur terhadap setiap hasil yang diperoleh.

Puncak dari qana’ah adalah tawakal. Tawakal, adalah menyerahkan segala

perkara, ikhtiar dan segala macam usaha haya kenpada Tuhan. Namun pernyerahan

keputusan tersebut bukanlah tanpa disertai niat yang kukuh, serta sikap dan tindakan

yang kongkret, melainkan setelah berjuang dan berusaha semaksimal mungkin.

34Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 554.
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Adapun ayat al-Quran yang dijadikan sebagai pijakan Hamka memperkuat

argumennya terdapat pada firman Allah dalam QS. Al-Muzammil/ 73: 10.

                
       

Terjemahya:

(Dia-lah) Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia, Maka ambillah Dia sebagai Pelindung. Dan bersabarlah terhadap
apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.35

Pada konteks ini, Hamka memaknai tasawuf secara progresif-positif.

Artinya seorang yang bertawakal kepada Tuhan tidak menghalangi dirinya dari

menunaikan segala usaha yang dibutuhan dalam mencapai setiap target yang

diinginkannya. Hamka berusaha mencoba membingkai makna tawakal secara aktif,

disebabkan makna tawakal yang seringkali disalahartikan sebagai bentuk penyerahan

total kepada Tuhan tanpa dibarengi denagn ikhtiar. Tawakal justru menjadi semacam

kepasifan sikap, enggan mencari harta benda dan tidak berminat terhadap segala

kesenangan dunia dan enggan berusaha sebab yakin segala sesuatu telah ditentukan

oleh Tuhan. Alhasil, tawakal bersifat deterministic, bahwa semuanya sudah

ditentukan sehingga tidak perlu ikhtiar dan berusaha. Pemahaman tawakal yang

seperti inilah yang ingin dibenahi olehnya. Simak kutipan dibawah ini;

Tidaklah keluar dari garisan tawakal, jika kita berusaha menghindarkan diri dari
kemelaratan, baik yang menyinggung diri, atau harta benda anak turunan.

35Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 574.
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Tidaklah keluar dari garisan tawakal jika dikuncikan pintu lebih dahulu
sebelum keluar rumah, ditutupkan kandang ayam sebelum hari malam,
dimasukkan kerbau sebelum hari senja. Karena menurut sunnatullah,
dikuncikan rumah dahulu baru rang maling tertahan masuk, ditutupkan pintu
kandang baru musang tak mencuri ayam.36

Melalui kutipan singkat dari statemen Hamka diatas, kita bisa menarik

kesimpulan bahwa setiap usaha seseorang dalam kehidupan dunia tidak membatalkan

tawakal, bahkan merupakan bagian dari tawakal yang hakiki, sebab tawakal

berhubungan dengan situasi internal (batiniah) seseorang kepada Tuhannya, bukan

situasi eksternal (lahiriah). Begitupula tawakal bukan hanya sebentuk kesalehan

individualistik yang mengisolasi diri dari realitas sosial, melainkan lebih dari itu

merupakan kesalehan sosial dengan tetap meleburkan diri dan bergaul dalam pentas

kehidupan masyarakat dalam lingkungan sosial demi meraih cita-cita hidup dan ridha

sang Ilahi.37 Sehingga pada segala aspek kehidupan, seseorang mesti melakukan

upaya seoptimal mungkin terhadap segala keinginan-keinginannya setelah itu baru

berpasrah diri dengan jalan tawakkal. Sehingga orang yang menerapkan sikap

tawakkal ini bisa terlepas dari stress dan frustasi, apabila keinginanya belum tercapai

juga, karena sudah mantap memahami definisi tawakkal yang sesungguhnya.

Analisis di atas juga dipertegas oleh pandangan Harun Nasution yang pernah

mengatakan bahwa tawakal sebagai proses menyerahkan diri kepada qadha dan

qadar Allah swt. Manusia yang berada pada tahap ini, akan merasakan kedamaian

dan ketentraman dalam jiwanya, jika mendapat anugerah dan pemberian dari Tuhan.

36Hamka, Tasawuf  Modern, h. 285.
37Zaprulkhan, Ilmu Tasawuf Sebuah Kajian Tematik , h. 274.
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Sebaliknya apabila manusia mendapatkan musibah, ujian, maka ia akan tetap sabar

dan menyerahkan sepenuhnya terhadap ketentuan qadha dan qadar Tuhan. Sikap

tawakal sebuah maqamat dalam tasawuf yang harus dilewati oleh masyarakat modern

abad digital untuk meraih kebahagiaan spiritualnya. Sehingga apapun ketentuan dan

ketetapan Tuhan yang diberikan padanya, maka mereka akan menerimanya dengan

hati yang lapang. Hal ini sangat erat kaitannya dengan firman Allah dalam QS. At-

Thalaq/65: 2.

         
Terjemahnya:

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan
keluar.38

Para sufi telah mengkalisifikasikan ciri penting bagi sikap tawakkal, yang

sangat sangat relevan dan dianggap perlu bagi masyarakat kontemporer di abad

digital ini. Diantaranya sebagai berikut:

a. Tawakkal kepada Allah untuk memperoleh keridaan hamba dan bagian dunia,

atau untuk menghilangkan hal-hal yang tidak disukai dan musibah dunia.

b. Menyerahkan diri kepada Allah, seperti seorang yang menyerahkan

kekuasaannya kepada wakilnya dalam suatu perkara setelah meyakini kebenaran,

kejujuran dan kesungguhan orang itu dalam membelanya.

c. Menyerahkan diri kepada Allah seperti anak kecil yang menyerahkan segala

persoalan kepada ibunya.

38 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 49..
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d. Menyerahkan diri kepada Allah seperti jenazah di tangan orang yang

memandikannya

e. Tawakkal kepada Allah, untuk menghasilkan apa yang dicintai dan diridai-Nya,

berupa keimanan, keyakinan, jihad dan berdakwah di jalan-Nya.39

Demikian pula tentang Uzlah dan Khalwat. Uzlah dipahami sebagai menyepi

dari keramaian secara fisik dan bersifat sementara. Sedangkan khalwat adalah

kosongnya hati dari obsesi keduniaan, sehingga selalu bisa berzikir secara terus

menserus meski di tengah-tengah keramaian. Dengan Uzlah, diharapkan hawa nafsu

dalam diri kita terputus dari godaan duniawi dan dengan demikian ia lebih mudah

ditaklukan. Sedangkan khalwat adalah hasilnya berupa maqam spiritual yang

puncaknya adalah mukasyafah (terangkatnya tidak kegaiban ) dan musyahadah

(menyaksikan Allah swt).40

Dalam tasawuf terdapat prinsip-prinsip positif yang mampu

mengembangkan masa depan manusia, seperti melakukan introspeksi diri

(muhasabah) baik yang berkaitan dengan masalah yang vertikal maupun horizontal,

pengosongan jiwa dan sifat-sifat tercela (takhalli), penghiasan diri dengan sifat-sifat

39Muhamad Basyrul Muvid, “Pengantar” dalam Said Aqil Siradj, Tasawuf  Kontemporer,
h. 179.

40Haidar Bagir, Mengenal Tasawuf: Spirituallisme dalam Dunia Islam , h. 145. Harus
diakui, dalam wacana tasawuf dan pengamalan-pengamalan sebagian kaum sufi, uzlah menjadi salah
satu aspek yang paling problematik. Secara ideal, seorang salik yang menempuh jalan spiritual ia mesti
melakukan perjalan spiritual yang disebut dengan uzlah. Namun Hamka memberikan sebuah
pengertian baru jika hakikat uzlah adalah memperteguh disiplin diri dan menyusun kekuatan baru
dengan program nyata mengambil peran di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mengibarkan
bendera kebajikan dan mencegah kemungkaran yang merajalela. Seperti saat ketika nabi berhijrah dari
Makkah ke Madinah. Dengan demikian, uzlah bukan hanya bentuk keshalehan individu semata. Lihat;
Zaprulkhan, Ilmu Tasawuf Sebuah Kajian Tematik , h. 275.
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mulia (tahalli) sampai kepada tahap tajalli.  Prinsip-prinsip yang terdapat dalam

tasawuf tersebut, dapat dijadikan sebagai sumber gerak, sumber kenormatifan,

sumber motivasi dan sumber nilai sebagai acuan hidup.41 Aspek amali/ praktis ajaran

tasawuf yang meliputi mujahadah dan riyadah yang pada gilirannya akan melahirkan

ketajaman daya-daya batin sekaligus akhlak mulia. Adapun beberapa aspek yang

berkenaan dengan tasawuf, diantaranya sebagai berikut:

a. Pemenuhan kebahagiaan agama. Kebahagiaan ini dapat diperoleh apabila

memiliki itikad yang bersih, yakin, iman dan agama.

b. Kebahagiaan budi pekerti (perangai), karena kesempurnaan ibadah tergantung

pada kesempurnaan budi pekerti. Dua keutamaannnya, keutamaan otak dan budi,

yang keduanya dapat dilakukan dengan cara ikhtiar, baik pikiran maupun

kerjaan, yaitu dengan cara dipelajari dan diusahakan.

c. Kebahagiaan harta benda. Kebahagiaan harta benda dalam diri manusia sangat

didambakan guna memperoleh kebahagiaan hidup dan mencapai kesuksesan.

Kebahagiaan harta benda sebagai kekayaan hakiki ialah mencukupkan apa yang

ada, sudi menerima walupun berlipat ganda dari karunia Tuhan.

d. Senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raga.

e. Menahan Syahwat dan amarah dan senantiasa bermuhasabah/instropeksi diri.42

41Silawati, “Pemikiran Tasawuf Hamka dalam Kehidupan Modern”, An-Nida 40, no 2
(2015): h. 123.

42Silawati, “Pemikiran Tasawuf Hamka dalam Kehidupan Modern”, An-Nida 40, no 2
(2015): h. 122.
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Dalam penelitian ini, peneliti hanya ingin mengurai tentang prinsip-prinsip

keseimbangan ajaran tasawuf yang dianggap  relevan dengan konteks zaman

sekarang dan sudah popular sejak masa klasik hingga sekarang, seperti zuhud,

qana’ah, uzlah dan tawakal. Karena komponen tersebut tak jarang dianggap hanya

sebagai bentuk kesalehan individu dan dimaknai secara parsial, tanpa menyentuh

aspek sosialnya. Untuk itu, peneliti banyak mengutip buah pemikiran Hamka

sebagai bahan acuan yang bisa peneliti kembangkan dalam tulisan ini.

Dunia memang diciptakan  Tuhan sebagai tempat sementara agar manusia

bisa mengumpulkan bekal untuk kembali ke tempat yang abadi, yaitu alam akhirat.

Disisi lain, dunia juga diciptakan Tuhan  sebagai bentuk ujian bagi manusia. Orang-

orang yang sudah menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya bisa saja diperbudak

oleh dunia itu sendiri. Sehingga muncul berbagai macam krisis muncul di

permukaan bumi, khususnya krisis spiritual dan krisis moral. Oleh karena itu,

peranan tasawuf berpotensi baik sebagai terapi spiritual mengantisipasi problem

sosial yang terjadi di era sekarang ini. Kecerdasan spiritual dan akhlak dalam diri

manusia dapat dibentuk melalui ajaran tasawuf, sebagaimana tasawuf selain sebagai

terapi spiritual juga diistilahkan dengan ilmu akhlak. Sebagai suatu jalan spiritual,

dalam tradisi tasawuf ada lima jalan untuk menempuh kesadaran tertinggi menurut

Robert Frager,dianataranya sebagai berikut;
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1. Jalan hati

Hati dalam tradis tasawuf bermakna hakikat spiritual batiniah, bukan hati

dalam arti fisik. Dalam term kesufian, hati menyimpan kecerdasan dan kearifan yang

mendalam. Hati merupakan lokus ma’rifat, gnosis atau pengetahuan spiritual. karena

itu, cit-cita para sufi adalah untuk mewujudkan kecerdasan hati, yakni sebuah

kecerdasan yang lebih mendalam dan mendasar daripada kecerdasan akal yang

abstrak. Kecerdasan hati dapat melampaui penampilan luar dan dapat mengetahui hal-

hal di balik fenomena atau kebenaran yang tersembunyi di balik kata-kata yang

terucapkan.

2. Jalan Akal

Akal adalah tempat seluruh pengetahuan yang dapat dipelajari dengan

dikaji, dihafalkan dan diusahakan serta dapat didiskusikan, ditulis dan diajarkan

kepada orang lain. Pengetahuan yang diperoleh lewat akal adalah pengetahuan

duniawi, karena ia berfungsi untuk mencari kehidupan yang efektif dalam menangani

urusan-urusan duniawi. Namun pengetahuan jenis ini cenderung menimbulkan rasa

bangga dan keangkuhan. Karena itu, jalan akal harus dibarengi dengan jalan hati agar

menimbulkan kearifan sejati. Yakni pengetahuan yang tidak hanya dipelajari dengan

baik tetapi juga bisa diterapkan dan diamalkan. Oleh karena itu dalam ajaran tasawuf,

kemajuan tidak diukur dengan berapa banyak ilmu yang dipelajari, tetapi sejauh mana

penguasaan terhadap pelajaran yang telah diajarkan.
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3. Jalan kelompok

Di dalam masyarakat modern yang sifatnya egois dan self centerd, banyak

orang yang merindukan kelompok yang saling membantu. Tasawuf adalah jalan

kelompok. Salah satu praktik sentralnya adalah wirid mingguan atau berdzikir secara

berkelompok.

4. Jalan pelayanan

Jalan ini sangat terikat dengan jalan kelompok. Kalau kita merasa sebagai

bagian tak terpisahkan dalam suatu kelompok, maka kita akan menaruh kepedulian

terhadap sesama. Akhirnya, kita semua bisa saling merangkul satu sama lain. Apabila

hal ini dilakukan dengan penuh ketulusan, itu berarti kita melayani unsur ilahiah di

dalam diri manusia. pelayanan adalah hak istimewa dan juga sebuah haadiah.

5. Jalan Zikir

Tasawuf adalah disiplin mengingat Allah dalam diri kita walau dalam

keadaan apapun. Ajaran tasawuf menyatakan bahwa dalam diri kita terdapat anugerah

dari Allah yang diperuntuhkan untuk kita. Ia tersembunyi dalam hati kita, namun

tertutup oleh kelalaian dan kealpaan kita terhadap tipuan-tipuan duniawi. Untuk

membuka tabir tersebut, maka diperlukan praktik zikir harian, yang biasanya dengan

mengulang-ulang nama Allah atau sifat-sifat Nya atau bisa juga dengan membaca doa

dan ayat-ayat al-Quran.43

43Mohammad Hudaeri, “Tasawuf dan Tantangan Kehidupan Modern”, Al-Qalam 24, no.
1 (2007): h. 30-31.
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Jalan yang telah peneliti paparkan diatas merupakan sebagian dari metode

dalam tasawuf untuk mendapatkan suatu kesadaran akan makna kehidupan yang lebih

baik. Oleh karena itu, tasawuf sangat relevan bagi konteks kehidupan sekarang,

utamanya dalam mengobati krisis kemanusiaan kontemporer.  Salah satu ungkapan

popular yang sering kita dengar tentang tasawuf adalah, bahwa tasawuf mengajarkan

manusia hidup di dunia ini tetapi tidak untuk dunia.

Terobosan lain dari ajaran tasawuf dikenal dengan nama sufi healing.

Dalam menggunakan analisis dari Amin Syukur yang memaparkan bahwa praktik

sufi healing tidak lain sebagai terapi rohani atau pengobatan spiritual. Sufi healing

sebagai sebuah proses pengalaman yang panjang menuju kesempurnaan, atau paling

tidak kembali seperti semula (fitrah). Dengan melewati berbagai macam maqamat

seperti tobat, wara’ zuhud, sabar, tawadhu, takwa, tawakal, rida, mahabbah dan

ma’rifah. Untuk kembali kepada yang fitrah, proses maqamat tersebut harus

ditempuh dengan kesungguhan, keistiqamahan dan kekhusyukan dengan

memaksimalkan potensi diri sendiri secara sempurna. Selain sufi healing ada juga,

yang disebut dengan tasawuf yasyfin (tasawuf psikoterapi). Tasawuf yasyfin

membicarakan tentang pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit,baik mental,

atau spiritual, amoral atau fisik melalui bimbingan ajaran tasawuf dengan melauui

berbagai macam riyadah dan mujahadah para sufi. Hal tersebut dibenarkan oleh

sebagian ahli kedokteran jiwa bahwa tasawuf cocok sebagai media terapi bagi

seorang pasien. Pola terapi tasawuf, membangkitkan potensi keimanan dan keyakinan

kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga menumbuhkan kekuatan bagi seorang pasien
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bahwa Tuhan adalah satu-satunya kekuatan penyembuhan diri dalam diri manusia itu

sendiri.44

Terapi sufistik melalui maqam ajaran tasawuf menjadi penting di era

modern sekarang. Mungkin bagi orang awam akan terasa sulit untuk bisa menggapai

tahapan demi tahapan yang ada pada setiap maqamat dalam ajaran tasawuf. Namun

tawaran terapi sufistik yang lebih fleksibel tidak perlu melakukan ritual mistik dan

sekenisnya. Penawaran jalan lain yang bisa peneliti jabarkan adalah bagaimana kita

melakukan rutinitas ibadah mahdah seperti shalat dilakukan dengan penuh

penghayatan, bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban semata. Memperbanyak

mendirikan shalat-shalat Sunnah qabliyah, badiyah, duha, tahajjud, tobat dan lain

shalat sunnah lainnya. Selain itu, memperbanyak beristigfar, berzikir, shalawat

kepada nabi atau bahkan mendengarkan tausiyah dan musik-musik religi, qasidah dan

sebagainya.

Tawaran lain, agar kita terbebas dari perilaku hedonisme adalah

bersedekah dan mendirikan zakat juga perwujudan riyadah dari ajaran tasawuf. Zakat

selain sebagai kewajiban bagi setiap muslim, ia juga mengandung makna spiritual

dan sosial yang tinggi. Berzakat dengan tujuannya adalah membersihkan harta

dengan memberikan sebagian harta kita kepada orang lain yang membutuhkan.

perwujudan sifat zakat dan sedekah ini bisa mengikis sifat ego dan kikir dalam diri

dan kemauan untuk mewujudkan rasa peduli terhadap sesama serta menumbuhkan

44 Muhamad Basyrul Muvid, “Pengantar” dalam Said Aqil Siradj, Tasawuf Kontemporer,
h. 67-66.
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aspek mahabbah antarsesama manusia. Sehingga ada kepuasan tersendiri bagi jiwa

kita apabila telah menunaikannya. Dengan demikian, secara teori dan fakta tasawuf

mampu menjadi terapi dan penawar dan penyembuh rohani masyarakat modern,

Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta) ia mengatakan

bahwa mempelajari tasawuf, tidak mesti masuk ke dalam organisasi tarekat.

Mengingat untuk menjadi seorang sufi tidak “wajib” masuk tarekat terlebih dahulu.

Sehingga tasawuf ini boleh diamalkan bagi setiap manusia yang haus akan nilai-nilai

spiritual.

Implikasi tasawuf di era modern abad ini sangat membantu dalam

beberapa aspek. Sikap saling tolong-menolong, pribadi yang peka terhadap kondisi

sosial masyarakat akan membantu dalam aspek ekonomi. Sikap aktif yang dilapisi

etika sufistik seperti khauf, amanah, muraqabah, shiddiq dan sebagainya akan

membantu dalam aspek politik, sehingga akan meminimalisir tindakan seperti

korupsi, jual-beli jabatan dan sebagainya. hal ini menjaid penegasan bahwa tasawuf

adalah jalan hidup spiritual yang mengajarkan kesalehan spiritual dan sosial, karena

itu merupakan substansi ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi, di sinilah keharusan

untuk bertasauf di era modern abad ini. Di mana konsep kebenaran ilmu pengetahuan

tidak hanya berdasarkan koresponden, koherensi dan pragmatisme saja, tetapi juga

yang bersifat spiritual-Ilahiah.45 Artinya, sumber ilmu pengetahuan dan teknologi,

45Muhamad Basyrul Muvid, “Pengantar” dalam Said Aqil Siradj, Tasawuf  Kontemporer,
h. 67-68
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selain mungkin didapat pada ranah rasional juga dapat kita lihat dan temukan di ranah

metafisik (spiritual mistik).

Berbagai macam terobosan yang telah dilakukan oleh para ahli tasawuf

dalam membumikan dan mensinergikan ajaran tasawuf dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi di tengah arus perkotaan di abad modern ini. Seperti neo-

sufisme, tasawuf modern, sufi healing, tasawuf kontemporer, tasawuf sosial dan lain

sebagainya. Semua itu tidak lain untuk memberikan arah baru bagi tasawuf menjawab

segala macam problematika di abad modern ini. Gerakan tasawuf seperti ini dianggap

telah menjadi solusi yang ampuh dan mumpuni mengikis segala macam bentuk krisis

yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat utamanya bagi mereka yang tinggal di

perkotaan dengan laju dan mobilitas yang tinggi serta tekanan hidup yang berbeda di

banding masyarakat pedesaan. Dimensi spiritual yang ada pada ajaran tasawuf sangat

besar potensinya memperbaiki segala macam bentuk keadaan dalam masyarakat dan

sekaligus sebagai solusi alternatif pemecah problem sosial dalam rangka

menyongsong kehidupan yang lebih baik.

Berkenaan dengan itu, peneliti telah menguraikan berbagai macam upaya

yang pernah dan telah di tawarkan oleh para tokoh dan cendekiawan Islam

menghadirkan tasawuf di lingkup perkotaan. Dalam hal ini, gagasan yang akan

peneliti tawarkan tidak jauh berbeda dari para pendahulu sebelum peneliti, bahwa

untuk mempelajari tasawuf tidak harus bertarekat, melainkan upaya dalam diri sendiri

melakukan perenungan yang mendalam (muhasabah diri). Kemudian langkah

selanjutnya, adalah melakukan rutinitas beribadah dengan cara yang maksmial bukan
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dengan semata-mata melepaskan kewabijan saja, tetapi ada hal yang substantif yang

harus diketahui serta dicapai dalam melakukan setiap ritual ibadah kita selama ini.

Dewasa ini, ada begitu banyak majlis yang bisa di datangi  guna menimba ilmu

agama yang lebih mendalam, begitu juga banyaknya kelompok atau wadah yang

banyak mengulas kehidupan ala sufistik di era modern dan relevan bagi kaum

milenial zaman sekarang. Tawaran lain yang bisa peneliti sebutkan adalah, platform

seperti youtube kini banyak di isi dengan kajian keagamaan yang sesuai dengan

problem kejiawaan masyarakat perkotaan, sebagai bahan pertimbangan revolusi

spiritual dan ahklak masyarakat perkotaan saat ini.

D. Tasawuf Sebagai Kebutuhan Universal Bagi Masyarakat Perkotaan

Sebagaimana apa yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya,  salah

satu problematika masyarakat kontemporer adalah degradasi moral yang sudah

hampir menyentuh sebagian besar lapisan masyarakat dunia. Fenomena semacam ini

tidak hanya ekslusif terjadi di Barat dan Eropa, tetapi juga sudah menjadi kelumrahan

yang dilakukan di sebagian dunia Timur termasuk di Indonesia. Dekadensi tersebut

hampir meliputi selururuh aspek moralitas, seperti KKN, pembunuhan, perampokan,

perzinahan, mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti narkotika, perjudian, dan lain-

lain.

Realitas kehidupan modern yang serba mekanistik membawa dampak besar

terhadap kepercayaan manusia. Krisis kepercayaan salah satu impact dari era modern

ini. Sehingga yang terjadi adalah ajaran agama hampir terlupakan, akibatnya nilai-

nilai spiritual pun perlahan hilang di tengah-tengah masyarakat dengan sendirinya.
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Sebagian masyarakat dewasa ini cenderung melaksanakan dan mengamalkan ritual

keberagamaan dan ajaran agama mereka hanya pada aspek permukaan saja, tanpa

dibarengi dengan sebuah penghayatan dan keyakinan lebih mendalam. Sehingga

wajar saja, apabila para penganut agama yang didapati melakukan perilaku yang tidak

dibenarkan secara agama maupun norma yang berlaku. Sebaliknya, justru yang

dihasilkan adalah krisis moral dalam berbagai aspek. Padahal bagaimana pun

idealnya sebuah konsep religius yang mengandung nilai-nilai yang mulia tidak akan

pernah mampu menyebabkan idealisme tersebut menjadi kenyataan tanpa dibarengi

dengan suatu penghayatan terhadap nilai-nilai religius yang dianut oleh seseorang.

Derasnya arus informasi berkat perkembangan teknologi informasi, dan

meningkatnya taraf hidup akibat budaya serba cepat dan serba besar yang melahirkan

berbagai macam ekses perilaku negatif, zaman ini ternyata menimbulkan arus baru di

tengah glamoritas masyarakat dunia, termasuk bagsa Indonesia. Yakni, sebuah

kerinduan pada kesejukan batin dan kedamaian jiwa. Di sisi lain, kemakmuran

ekonomi nyatanya tidak menjamin kenikmatan hidup, hal ini menjelaskan bahwa

kebahagiaan hidup tidak selalu terletak pada kehidupan yang serba fisik dan duniawi.

Persoalan inner-self menjadi sesuatu yang trendi belakangan ini.46

Pada bab sebelumnya peneliti telah menawarkan gagasan-gagasan yang

dicetuskan oleh para ahli terkait dengan ajaran tasawuf. Lebih jauh, peneliti ingin

mengungkapkan bahwa tasawuf memiliki impact yang besar bagi keberlangsungan

46Haidar Bagir, Mengenal Tasawuf: Spirituallisme dalam Dunia Islam , h. 20.
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hidup di tengah arus modernitas yang banyak membuat manusia lupa terhadap dirinya

sendiri dan Tuhannya. Sejauh pengamatan dan beberapa literature memang benar

bahwa saat ini ada kecendrungan orang-orang beramai-ramai mencari ketengangan

hidup melalui jalan tasawuf.

Adanya trend baru di masyarakat yang menjalankan ajaran tasawuf,

terutama terlihat di kota-kota besar di Indonesia higga pada saat ini. dalam hasil riset

yang pernah dilakukan oleh Julia Day Howell menampilkan tasawuf tetap eksis di

tengah-tengah kaum elite Indonesia. Dalam studi mutakhir ditemukan bahwa

masyarakat dewasa ini tetap memburu makna dan tujuan hidup sehingga mereka

mereka berusaha mereguk tasawuf dan tarekat sebagai jalan spiritualitas yang lebih

mapan untuk memenuhi dahaga spiritual mereka.

Dalam sebuah karya yang sangat popular Urban Sufisme, hasil penelitian

para ahli menunjukkan beragam fakta faktual bahwa wejangan tasawuf dan beragam

aliran tarekat tumbuh subur hampi rdisebagian besarkawasan dunia kontemporer,

sejak dari kawasan Timur Tengah, kawasan Asia tenggara bahkan Afrika Barat serta

kawasan Barat di Amerika Serikat hingga Eropa Barat. Ternyata disemua wilayah

tersebut pemikiran-pemikiran tasawuf dengan aneka ragam aliran tarekat berkemabng

cukup pesat. Perhatian orang-orang Barat terhadap sufisme/tasawuf banyak di gemari

dan menjadi eksis dalam keseharian hidup mereka yang menjangkau semua kalangan,
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bahkan bagi mereka yang berasal dari kalangan yang berpendidikan tinggi. Dalam hal

ini, bangsa Indonesia bukanlah pengecualian. 47

Diskurusus tentang tasawuf juga banyak dituliskan oleh Hossein Nasr,

dalam pandangannya, ia berkeyakinan bahwa dalam keadaan seperti ini, respons

terhadap kebutuhan spiritual manusia modern harus bersumber dari tradisi-tradisi suci

di dalam semua bentunya yang otentik. Yakni, serangkaian prinsip-prinsip yang

ketika diturunkan itu ditandai dengan manifestasi ilahi, beserta dengan penyerapan

dan penyiaran prinsip-prinsip tersebut pada masa-masa yang berbeda-beda dan

kondisi yang berbeda bagi masyarakat tertentu. Berikut kutipan penjelasan dari

Hossein Nasr;

Tradisi adalah sebuah sains yang benar-benar suci, sebuah scienta sacra
yang berakar di dalam realitas, dan merupakan satu-satunya cara yang
integral untuk menemukan realitas sekaligs menyelubungi manusia dan
memancarkan cahaya terang di dalam pusat eksistensinya. Tradisi adalah
seruan dari pusat eksistensi, satu-satunya seruan yang membolehkan
manusia meninggalkan pinggir lingkaran eksistensi untuk kembali kepada
eksistensi.48

Demikian kutipan diatas, jika dipahami dalam sebuah perspektif bahwa

tradisi sesungguhnya terdapat dalam setiap agama dan melihat situasi sekarang

47Zaprulkhan, Ilmu Tasawuf Sebuah Kajian Tematik h. 313. Menurut Azyumardi Azra,
kerinduan masyarakat modern pada nilai-nilai agama dan pegangan spiritual tercermin dalam feomena
pada dasawarsa terakhir mengenai isu kebangkitan spiritualitas, sesungguhnya tidaklah aneh. Terutama
pada kalangan muda yang datang dari Barat ke belahan Timur untuk mencari ajaran-ajaran yang dapat
menentramkan rohaninya. Sebagian mereka ada yang masuk ke dalam penghayatan tertentu, namun
ada juga yang hanya sekedar menghayati nilai spiritual yang berbau mistik dan esoteric. Lihat;
Azyumardi Azra, Esai-esai intelektual Muslim dan Pendidikan Islam (Jakarta: Logos wacana Ilmu,
1998), h. 100.

48Wahyuddin Halim, Sufisme dan Krisis Spiritual Manusia Modern : Studi atas Pemikiran
Metafisika Sufistik Sayyed Hosein Nasr, h. 157.
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posisinya tidak lain untuk merespons berbagai macam krisis baik itu krisis spiritual

atau moral manusia modern. Bila dalam tradisi Islam, sebagian kalangan

menyebutnya dengan sufisme atau tasawuf.

Fitrah manusia sebagai makhluk beragama memerlukan suatu jalan yang

dapat mengantarkannya pada satu dimensi yang dekat dengan Tuhannya.  Sehingga,

dengan demikian, memang dibutuhkan sebuah potensi bagi dirinya untuk

mengantarkannya pada suatu pembinaan, pengarahan, pembimbingan dan seterusnya.

Apabila potensi ini tidak terpenuhi, maka manusia akan kehilagan arah dan tujuan

dalam menjalani hidupnya. Dalam pengertian yang lebih mendalam, bahwa sebagai

manusia kita masih makhluk Tuhan yang membutuhkan realitas kehadirat Tuhan

untuk mengayomi dan menerangi perjalanan kita secara keseluruhan.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, tasawuf banyak dijadikan sebagai wadah

untuk menjadikan masyarakat berkarakter pancasilais. Karakter pancasilais bukanlah

suatu yang bertentangan dengan karakter Islami. Nilai-nilai Pancasila dilihat dari

perspektif tasawuf akan semakin dapat memperkuat posisi Pancasila. Penghayatan

dan pelaksaan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif tasawuf, diharapkan dapat

membentuk karakter yang terpuji dalam berkehidupan sosial, berbagsa dan bernegara.

Mennurut Amsal Bakhtiar, melalui tasawuf dan kaum sufi, nilai-nilai kemanusiaan

kian kokoh di masyarakat dengan ajaran cinta sufistik. Ajaran tasawuf sangat
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kontekstual dalam dinamika dan semangat bernegara yang Pancasilais.49 Dengan

tradisi ini, diharapkan bagi masyarakat dapat mengembangkan nilai-nilai dan muatan

tasawuf agar kemudian ditanamkan ke dalam jiwa masyarakat bangsa Indonesia

terutama anak-anak didik untuk membentuk karakter-karakter pancasilais bangsa

Indonesia.

Contoh lain yang bisa peneliti tuliskan terkait potret perkembangan

spiritualitas dalam konteks ke-Indonesiaan adalah, Majelis ta’lim. Majelis Ta’lim bila

dilihat dari strategi pembinaan umat, maka dapat dikatakan bahwa Majelis Ta’lim

merupakan wadah dakwah Islamiyah yang murni sebagai lembaga keagamaan yang

berdimensi spiritual. Majelis Ta’lim dianggap sebagai wadah pembinaan dann

peningkatan spiritual umat Islam sesuai tuntutan ajaran agama. Hal ini tentu saja

memiliki peran yang signifikan dalam upayanya mengantisipasi krisis spiritual.

Selanjutnya adalah, pendidikan di Masjid. Fungsi Masjid  selain sebagai tempat

ibadah juga bisa dijadikan sebagai tempat belajar-mengajar dan bermusyawarah

dalam persoalan-persoalan keumatan. Implikasi masjid diantaranya; Pertama,

mendidik kita untuk tetap beribadah kepada Allah swt. Kedua, menemukan rasa cinta

kepada ilmu pengetahuan dan menciptakan solidaritas sosial serta menyadarkan hak-

hak dan kewajiban-kewajiban sebagai insan pribadi, sosial dan warga  negara.

Terakhir, memberikan rasa ketentraman, kekuatan dan kemakmuran potensi-potensi

49Nurul Anam, dkk.  “Tasawuf Transformatif di Indonesia”, Al-Mada 2, no 2 (2019): h.
70.



149

rohani manusia melalui pendidikan kesabaran, keberanian perenenungan dan lain

sebagainya.50

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa spiritualisme dalam konteks

ke-Indonesiaan sebenarnya telah banyak diterapkan di lingkungan sekitar kita.

Tentunya, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita ajaran Islam

yang mulia utamanya dalam menghadapi krisis spiritual dan akhlak masyarakat

modern yang ada di Perkotaan saat ini. Selain itu, Internet sebagai salah satu produk

kecanggihan teknologi juga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai tempat

edukasi. Sekarang ini, ada begitu banyak bahan edukasi soal spiritualisme yang bisa

kita baca  melalui internet. Selain membaca kita juga bisa mengakses  video ceramah

dengan guru yang ahli di bidang tasawuf seperti akun youtube Narasi TV yang

seringkali menampilkan Quraish Shihab dan tokoh tokoh ataupun para pakar

cendekiawan Muslim yang bisa kita akses dengan hanya melalui internet. Bahkan di

Musim pandemi seperti ini, berkat kecanggihan teknologi dengan mudahnya kita bisa

bersua tanpa bertemu.

Sejak awal jejak Islam ada di Indonesia, sebenarnya Islam sudah

dikenalkan dengan lapisan-lapisan ajaran tasawuf oleh ulama-ulama yang membawa

semangat sufistik. sampai hari ini, tasawuf telah melengkapi khazanah eksoteris Islam

dalam membangun dan mengembangkan peradaban dan kebudayaan di Nusantara.

50Muh. Room, Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam pendidikan Islam: Solusi
mengantisipasi Krisis Spiritual di Era Modern, h. 200-203.
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Sejarah perjuangan bangsa kita juga dibanggakan dengan keterlibatan langsung

parapahlawan yang menyimpang kecendrungan tasawuf. Di tanah air, tasawuf tidak

hanya hadir dan dijumpai di ruang-ruang privat dan kelas-kelas ekslusif, tetapi juga

kontribusinya mengalir dalam ruang publik dan interaksi sosial. Dengan demikian

gerakan tasawuf di Indonesia merupakan suatu gerakan untuk mengamalkan nilai-

nilai Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila diambil dari sari pati nilai-nilai Islam.51

Terdapat beberapa tokoh atau ulama sufistik yang memiliki karakter pancasilais

karena begitu kuat memegang Pancasila sebagai dasar pedoman hidup diantaranya,

KH. Hasyim Asy’ari, KH. Ahmad Siddiq, Buya Hamka, KH. Abdurrahman Wahid

(Gus Dur),Said Aqil Siraj, Nasaruddin Umar, Cak Nun dan masih banyak lagi yang

lainnya.

Munculnya kecendrungan untuk memberikan porsi yang besar terhadap

dimensi spiritual Islam pada satu sisi sangat membanggakan. Sebab, langkah ini

merupakan pengakuan yang jujur akan kembalinya ajaran tasawuf di tengah-tengah

kehidupan modern masyarakat pekotaan  yang sebelumnya banyak dikritik karena

dianggap telah menyebabkan kemunduran dalam umat Islam. Sesungguhnya,

kehadiran tasawuf di tengah kehidupan modern berusaha untuk menjawab persoalan

krisis spiritual dan moral yang sangat memprihatinkan.

51Nurul Anam, dkk.  “Tasawuf Transformatif di Indonesia”, Al-Mada 2, no 2 (2019): h.
71.
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Dalam pandanagn Said Aqil Siradj (Ketua PBNU) dimensi tasawuf

sesungguhnya sangat konstektual. Menurutnya, sejak awal budaya manusia,

pendidikan spiritual pada hakekatnya merupakan proses sosialisasi dan inkulturasi

yang menyebarkan nilai-nilai dan pengetahuan yang terakumulasi dalam masyarakat.

Tasawuf sesungguhnya bukan suatu penyikapan yang pasif atau apatis terhadap

kenyataan sosial, sebaliknya justru memiliki peran besar dalam mewujudkan sebuah

perubahan moral dan spiritual dan masyarakat. Oleh karena itu, beliau berpesan

bahwa, bertasawuf yang benar adalah pendidikan bagi kecerdasan emosi dan spiritual

(yang kini dikenal dengan metode EQ dan SQ).52

Lebih lanjut, Said Aqil menyatakan bahwa cakupan tasawuf tidak hanya

sekedar etika semata, melainkan juga estetika/keindahan. Tasawuf tidak hanya bicara

soal baik dan buruk, tetapi juga sesuatu yang indah. Ia selalu terkait dengan jiwa, roh

dan intuisi. Tasawuf tidak hanya membangun dunia yang bermoral, tetapi juga pada

dunia yang indah dan bermakna. Selain membangun akhlak al-karimah, tasawuf juga

berorientasi pada indahnya hidup dan merasakan nikmatnya ibadah (dzauq). Apabila

etika dapat melahirkan semangat keadilan dan kemampuan merespons segala sesuatu

dengan tepat, tasawuf dapat menumbuhkan makna dan nilai serta menjadikan

tindakan dan hidup manusia lebih luas dan kaya, bukan statis dan pasif. Apabila

semua aspek tentang pentingnya etika dan moralitas terpenuhi, maka aspek

fundamental dalam masyarakat (sosial/ijtima’iyyah) akan semakin baik di tengah

52Said Aqil Siroj, Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, (Bandung: Mizan, 2006), h. 53.
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kondisi krisis yang melanda bangsa ini. Sehingga aspek etika dan moralitas perlu

mendapat panggung dan perhatian yang serius atau perlu dilirik oleh berbagai

kalangan untuk menjawab masalah-masalah yang menimpa bangsa ini. Oleh karenya,

sehingga bisa terbentuk potret manusia insan kamil dalam kehidupan modern yang

serba digital ini.53

. Adapun konsep sufistik yang juga relevan dan cocok untuk dijadikan

pedoman dalam kehidupan sehari-hari adalah konsep etika sufistik. Etika sufistik ini

dipelopori oleh salah satu tokoh sufistik yang paling mahsyur namanya saat ini adalah

Cak Nun atau Emha Ainun Najib. Keutamaan etika sufistik Caknun adalah

mengendalikan pembentukan human being dimaknai dengan melalui proses bergerak

dengan segala cara untuk terus menerus menuju keabadian. Sehingga moralitas dapat

dipelajari dan dicari dari Tuhan. Kemudian, ia juga menagatakan bahwa Tuhan

adalah guru sejati dan meskipun rasionalitas bisa dijadikan sumber moral, namun

pada tingkat dimensi tertentu, manusia memerlukan dogma, suatu acuan nilai

rohaniah yang bisa dijadikan hujjah. Konsep etika sufistik Caknun mengajarkan

kecintaan yang dikedepankan daripada egoisme, cara pandang dan sebaginya. Jika

cinta yang dikedepankan maka tidak butuh banyak alasan untuk menebarkan

kedamaian, kesejukan dan kebersamaan. Hal ini yang sejatinya sudah mulai tampak

hilang di zaman digital ini. Oleh karena itu gebarakan sufistik yang ditawarkan

53Muhamad Basyrul Muvid, “Pengantar” dalam Said Aqil Siradj, Tasawuf  Kontemporer,
h. 289.
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caknun dengan menggandeng budaya cocok untuk mengobati para generasi milenial

dari penyakit moral dan dahaga spiritual.54

Bimbingan spiritual diberikan agar manusia menggunakan kehendak

bebasnya pada jalur keselarasan dan sebaliknya, tidak menyalahgunakan kehendak

bebasnya untuk menyimpang kepada disharmonisasi. Secara Spiritual, bimbingan

spiritual itu berarti membimbing kepada cahaya spiritual di dunia atas sekaligus

menyelamatkan spiritualitas manusia dari kegelapan spiritual dunia bawah misalnya

seperti dunia hewan atau bahkan dunia yang lebih rendah dari pada itu. Hal itu adalah

tanggung jawab setiap individu untuk mengelola dan menggunakan kehendaknya

sebaik mungkin menuju ke arah yang dapat membawanya dengan kehendak dan

hukum Universal, yakni kembali kepada Allah swt.55

Tasawuf telah diakui dan berpengaruh besar dalam sejarah Islam, terkhusus

dalam aspek kehidupan spiritual dan moral. Sepnajang ribuan tahun suam, tasawuf

begitu dekat dengan dinamika kehidupan masyaraat luas. Sehingga menghadirkan

kembali tasawuf di dunia modern seperti ini, menjadi penting untuk diperhatikan

sebagai telaah atas problem keummatan yang terjadi pada hari ini, sebagai upaya

memberikan solusi dan antisipatif dari pengaruh negative modernitas yang menjalar

dalam kehidupan asyarakat perkotaan, khususnya bagi masyarakat muslim perkotaan.

54 Muhamad Basyrul Muvid, “Pengantar” dalam Said Aqil Siradj, Tasawuf  Kontemporer ,
h. 290.

55Samsul Hady, Islam Spiritual Cetak Biru Keserasian Eksistensi, h. 256.
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Adapun upaya peneliti menggambarkan tentang potensi tasawuf dalam menjawab

problematika masyarakat modern yang tinggal di lingkup perkotaan, sebagai berikut:

Berdasarkan penggambaran diatas, peneliti ingin memaparkan bahwa

dengan mengintegrasikan spiritual dan rasionalitas, diharapkan akan menjadikan

manusia bisa lebih terkontrol dan semakin terarah. Selama ini klaim rasionalitas telah

banyak mengesampingkan aspek spiritualitas manusia modern, sehingga terjadi krisis

spiritual dan akhlak pada manusia modern. Sains yang telah kita dewakan

kehadirannya, menjadikan kita lupa terhadap eksistensi Tuhan yang telah

memberikan kita akal dan pikiran dalam mengembangkan potensi diri. Sehingga, rasa

ta’dzim, kagum dan hormat kita kepada sang Ilahi telah sirna karena terbelenggu oleh

dahsyatnya pengaruh sains dan teknlogi. Oleh karena itu, sangat penting

mengintegrasikan spiritualisme dengan rasionalitas di abad modern ini.

Ajaran

Tasawuf
bagi

Masyarakat
Perkotaan

Mengintegrasi
Spiritual dan

Rasionalitas Sains

Riyadah dan
Mujahadah Ajaran

Tasawuf

Pendidikan
Spirtual,

Akhlak dan
Sosial
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Menerapkan pola hidup dengan ajaran tasawuf di masa sekarang ini adalah

sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Melihat bangsa Indonesia hari ini, kita

merasakan bagaimana pudarnya nilai kemanusiaan, persatuan, solidaritas yang

disebabkan oleh mental dan kadaaan jiwa individu tidak dalam keadaan baik-baik

saja. Akibatnya, bangsa ini dengan mudahnya terpengaruh oleh budaya-budaya luar

yang bertentangan dengan aturan norma dan agama. Maka sangat jelas, diperlukan

satu amunisi yang lebih mendalam dan mendasar untuk mendongkrak dan

membangun mentalitas bangsa yang paripurna. yaitu dengan jalan menerapkan pola

hidup berbasis tasawuf yang melingkupi aspek pendidikan spiritual dan moral dalam

kehidupan sosial masyarakat di era modern ini. Dengan demikian, akan tercipta potret

manusia dengan kepribadian yang lebih baik secara lahir dan batin.

Berkenaan dengan uraian panjang yang telah peneliti bahas sebelumnya,

maka signifikansi ajaran tasawuf bagi masyarakat perkotaan menjadi penting untuk

dikembangkan. Sampai di sini, apa yang ingin peneliti tegaskan bahwa nilai-nilai

spiritual terutama aspek-aspek yang terdapat dalam tasawuf perlu untuk ditanamkan

sejak dini dalam setiap diri individu, utamanya dalam menjawab tantangan dunia

yang penuh dengan godaan seperti yang terjadi di abad modern ini.  Menerapkan pola

hidup dengan ajaran tasawuf sesungguhnya bisa menyadarkan diri kita untuk tidak

selalu berfikir tentang kesenangan duniawi yang sifatnya sementara. Sebagai contoh,

tasawuf mengajarkan kita bagaimana menyendiri bersama Allah dan berbahagia di

alam kesendirian. Diluar sana, berapa banyak orang di masa kini yang menderita
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akibat kesendirian dan  tertekan. Jika seseorang di dalam  dirinya sudah terbiasa

mendapat pendidikan spiritual, maka ia akan memiliki benteng yang tangguh dalam

menghadapi tangan zaman saat ini. Orang yang demikian tidak akan mudah goyah

dan tidak lagi mengalami stres serta gangguan penyakit karena kekeringan spiritual

yang akut.

Tasawuf sebagai dimensi spiritual dalam Islam, menurut hemat saya selaku

peneliti, harus tetap kita kaji dan mendalami esensinya. Apalagi ketika kita melihat

potret kehidupan sekarang yang sarat dengan persoalan-persoalan pelik yang

menghambat tercapainya kesejahteraan lahir dan batin setiap individu. Begitu juga

dalam persoalan akhlak dan spiritual yang perlahan-lahan sudah mulai atau bahkan

mengalami krisis yang akut. Sehingga menghadirkan kembali semangat spiritualisme

dalam Islam atau yang dikenal dengan tasawuf perlu diapresiasi tinggi, mengingat

tantangan dan kompleksitas zaman modern belum bisa secara penuh memberikan

kemapanan bagi keadaan spiritual seseorang. Tentunya dalam mewujudkan hal itu,

perlu sebuah itikad yang kuat dari setiap individu.

Demikian vitalnya tasawuf bagi masayarakat perkotaan, sehingga

penelitian ini menunjukkan bahwa ajaran tasawuf  berpotensi besar sebagai salah satu

terapi spiritual dan sekaligus sebagai bahan edukasi bagi krisis akhlak masyarakat

perkotaan. Sebagaimana inti dari ajaran tasawuf adalah akhlak al-kharimah, sehingga

membumikan kembali ajaran tasawuf perlu di apresiasi tinggi, karena hal ini menjadi

semangat baru di era modern seperti sekarang ini, yang gersang dari nilai-nilai
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spiritual. Dengan demikian semangat menumbuhkan kembali ajaran tasawuf bagi

umat Islam diharapkan bisa meminimalisisir pudarnya nilai-nilai kemanusiaan,

persatuan dan solidaritas yang dialami oleh masyarakat perkotaan khususnya bagi

bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sehingga, berbagai macam

terobosan yang telah ditawarkan oleh para ahli  tasawuf, salah satunya adalah tasawuf

modern yang dipelopori oleh Buya Hamka, sufi healing, tasawuf sosial, tasawuf

kontemporer dan lain sebagainya, semua itu tidak lain sebagai amunisi untuk

membangun mentalitas bangsa khususnya masyarakat perkotaan yang telah

terpengaruh oleh dampak negatif budaya asing. Oleh karena itu, ada tiga poin penting

yang berusaha peneliti munculkan dalam penelitian ini, yakni ajaran tasawuf sebagai

basis spiritual, moral dan sosial bagi masyarakat muslim perkotaan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan deskripsi dengan analisis isi (content analysis)

tentang judul tesis ini, maka dapat ditarik dalam beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1. Gambaran spiritual masyarakat perkotaan dewasa ini mengalami suatu dahaga

spiritual yang memprihatinkan. Potret kehidupan perkotaan yang serba

materialistis membuat manusia gemar memperbanyak harta sehingga lupa

untuk mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Secara realistis, di era modern saat

ini, banyak orang yang meyakini kebenaran teknologi sehingga ajaran-ajaran

agama mulai terlupakan, sebagai akibatnya nilai-nilai spiritual yang mereka

yakini selama ini dengan sendirinya mengalami krisis yang mendalam. Hal ini

juga berdampak pada akhlak dan moral mereka juga mengalami krisis yang

serupa. Ajaran agama hanya dijalankan sebatas formalitas semata tanpa

sebuah penghayatan yang mendalam.

2. Peranan tasawuf berfungsi sebagai terapi spiritual guna mengantisipasi krisis

spiritual dan akhlak masyarakat perkotaan. Apabila dilihat dari eksistensinya,

ajaran tasawuf memiliki peran central dalam menghadapi ketimpangan

masyarakat yang hidup di perkotaan. Berbagai macam kasus yang  terjadi

pada masyarakat perkotaan seperti, frustasi/stress, tingginya kebutuhan hidup,
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tingginya sifat individualisme, persaingan hidup yang ketat dan tidak sehat

dan lain sebagainya. Disini tasawuf berfungsi sebagai terapi psikologis,

mengajak manusia mampu mengendalikan dirinya dan mendekatkan diri

dengan Tuhan. Dalam tasawuf dikenal ada metode tahalli,yakni pengosongan

diri dari sifat-sifat tercela. Kemudian ada takhalli, yakni mengisi diri dengan

berbagai macam riyadah dan akhlak terpuji. Dan tajalli, yakni muqarabah,

atau mendekatkan diri kepada Tuhan sampai benar-benar menyatu dengan-

Nya.

3. Dalam konteks ke-Indonesiaan, penerapan ajaran tasawuf diwujudkan dalam

berbagai betuk. Seperti, gerakan-gerakan tasawuf yang banyak ditemui dalam

majlis-majlis tasawuf di Indonesia seperti, majlis Maiyahan Mbah Nun (Ainun

Najib) Jogjakarta dan Zikir manakib Syekh Yusuf Abdul Qadir jailani KH.

Ahmad Muzakki Syah di Kabupaten Jember. Rumah Majelis Taklim

Khazanah Makassar, Majlis zikir Syekh Yusuf al-Makassari. Ada juga yang

berbentuk  kelompok pengajian,seperti Majelis Ta’lim. Majelis Ta’lim bila

dilihat dari strategi pembinaan umat, maka dapat dikatakan bahwa Majelis

Ta’lim merupakan wadah dakwah Islamiyah yang murni sebagai lembaga

keagamaan yang berdimensi spiritual yang sekaligus berfungsi sebagai wadah

pembinaan moral. Selanjutnya adalah, pendidikan di Masjid. Fungsi Masjid

selain sebagai tempati badah juga bisa dijadikan sebagai tempat belajar-

mengajar dan bermusyawarah dalam persoalan-persoalan keumatan. Implikasi

masjid diantaranya; Pertama, mendidik kita untuk tetap beribadah kepada
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Allah swt. Kedua, menemukan rasa cinta kepada ilmu pengetahuan dan

menciptakan solidaritas sosial serta menyadarkan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban sebagai insan pribadi, sosial dan warga  negara

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan  pada rumusan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan,

dipahami bahwa, adapun uraian yang terdapat dalam tesis ini berimplikasi pada

wujud nyata dari peneliti untuk turut serta memberikan solusi bagi permasalahan-

permasalahan yang meresahkan kita saat ini. Berkenaan dengan itu ajaran

spirtualisme ini sangat mumpuni sebagai problem solving bagi kegersangan spiritual

masyarakat perkotaan.

Adapun signifikansi ajaran tasawuf yang dimaksudkan dalam penelitian

tesis ini, merupakan konsep yang ditawarkan peneliti bagi semua orang yang ingin

mengenal lebih jauh ajaran tasawuf yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, dalam

rangka mencapai kehidupan yang lebih baik lagi, yakni kehidupan yang berakhlak

mulia, yang diyakini bisa mencegah krisis spiritual yang berdampak pada akhlak

manusia. Dengan demikian, signifikansi ajaran tasawuf menjadi cocok untuk

diterapkan dalam kehidupan kita sehari hari. Sekalipun peneliti sadari tidak semua

orang punya minat yang sama menekuni dunia tasawuf ini. Akan tetapi bagi peneliti,

hal ini hanya sekadar penawar bagi mereka yang mengalami kegersangan spiritual

bisa lebih jauh mempelajari dan mengamalkan ajaran tasawuf ini sebagai pedoman

hidup.
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