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PEDOMAN TRANSLITERASI

I. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak 

dilambangkan
Tidak 

dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di 

atas)
ج Jim J Je
ح Ḥa ḥ Ḥa (dengan titik di 

bawah)
خ Kha Kha Ka dan ha
د Dal D De
ذ Żal ż Zet (dengan titik di 

atas)
ر Ra R Ra
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ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
ص S ̣ad S ̣ Es (dengan titik di 

bawah)
ض Ḍad ḍ De (dengan titik di 

bawah)
ط Ṭa Ṭ T (dengan titik di 

bawah)
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di 

bawah)
ع ‘Ain ‘ Koma terbalik 

(di atas)
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Ki
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
ي Ya Y Ye
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II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydīd) ditulis rangkap

Contoh: ق
ّ
muḥaqqiq =   محق

al-Ḥaqi�qah al-Muḥammadiyyah =  الحقيقة المحمّديّة  

III. Vokal

1. Vokal Tunggal

 َ (fath ̣ah) ditulis a, contoh درس  = darasa

 ِ (kasrah) ditulis i, contoh ي
ّ minni =   م�ن �

 ُ (ḍamah) ditulis u, contoh سرر  = sururun

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap ي َـ fath)  ـــ ̣ah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : ي Si = سيبويه  ,�al-Qusyairi = القش�ي �bawaihi

Vokal Rangkap ْو َـ fath)  ــــ ̣ah dan wau) ditulis “au”

Contoh: فوق = Fauqa,  روضة = Raud ̣ah

IV. Vokal Panjang

ا َـ ى  dan  ـــــ َـ fath)  ــــ ̣ah) ditulis a �, contoh : ما na = �ن �ma دى ,� na = �ن �da�

و ُـ ditulis u (ḍammah)  ـــــ �, contoh : ركوع = ruku �ʻ, ود suju = سج �d

ي ِـ ditulis i (kasrah) ـــــ �, contoh : حك�ي = ḥaki �m,   لوسي
آ
�al-A = ال lu�si�
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V. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbu�tạh yang mati atau mendapat harakah sukun ditulis “h”

Contoh: المدرسة السلاميّة = al-Madrasah al-Isla�miyyah

Ta Marbu �t ̣ah yang hidup dan ta maftu �ḥah yang mati ditulis “t”

Contoh: الدولة السلاميّة = al-Daulatul-Isla�miyyah

al-Aḥwa = الحوال و المقامات �l wa al-Maqa�ma �t

VI. Hamzah

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa 
didahului oleh tanda apostrof (ʼ) contoh : ان i�ma = إ�ي �n, bukan 
’i�ma �n.

VII.	 	Lafẓul-Jalālah

Lafẓul-Jala�lah (kata الله) yang dibentuk frasa nomina 
diteransliterasi tanpa hamzah. Contoh: عبد الله ditulis ‘Abdulla�h, 
bukan ‘Abd Allāh.

VIII. Kata Sandang “al-“

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“ baik pada kata yang dimulai 
dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.

 Contoh: ة al-Aḥa =  الحاديث المتوا�ة �di�ṡ al-Mutawa�tirah

al-Ṣabu =  الصبور الشكور    �r al-Syaku�r
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2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf 
kecil, meskipun merupakan nama diri.

 Contoh: السيوطي  = al-Suyu�t ̣i�

al-‘Arab =  العرب   

al-Madi�nah =  المدينة   

3. Kata sandang “al-“ di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” 
ditulis dengan huruf capital.

 Contoh: Al-A� lu�si� adalah salah seorang mufassir besar.

 Kitab suci Al-Qur’an adalah salah satu kitab sama�wi � yang 
terakhir turun.



PENGANTAR PENULIS 

بسم الله الرحمن الرحيم

ولياءه
أ
صفياء, وكشف أسرار كتابه ل

أ
 الحمد لله الذي فتح كنوز الغيب لعباده ال

ي
ن

ا تضمنت إشاراته � مهم �ج
ن

م بنور العلم والعرفان, و أ� تقياء, أضاء قلو�ج
أ
 ال

م, والصلاة �ن
أ
ن ال على ب�ي

أ
لوا المقام ال ي الظلام, و�ن

ن
اسا وسراجا �  القرآن, فصاروا ن�ج

نل عليه , أ�ن ن , سيد�ن وحبيبنا محمد إمام المتق�ي ن م�ي
أ
 والسلام على الرسول ال

مها أولوا ات ي�ن واص والعوام, وأخر متشا�ج مها الحن ت محكمات ي�ن  كتا�ج منه آ�ي

, وعلى من اتبع هداهم ن ن الطاهر�ي اهد�ي ي العلوم, وعلى آل وأصحابه المحج
ن

ن � �ي  الراسن

ن م إلى يوم الد�ي ي�ة . وسلك طر

Buku yang kini berada di hadapan pembaca adalah hasil usaha 
maksimal penulis, yang penyelesaiannya tidak akan mungkin 
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terwujud tanpa keterlibatan berbagai pihak yang telah memberikan 
bimbingan, masukan, dan berbagai macam bantuan baik berupa 
moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis merasa berkewajiban 
untuk menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan 
menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada 
semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini, baik yang 
langsung maupun yang tidak langsung.

Tafsī�r al-Isyārī� seolah redup dan tidak muncul di permukaan. 
Tafsī�r al-Isyārī� laksana jalan sunyi yang ditempuh oleh pencari 
mutiara al-Qur’an dari kedalamannya. Padahal, dimensi esoterik 
al-Qur’an merupakan  bagian penting merasakan sentuhan lembut 
al-Qur’an ketika menyapa manusia. Diskursus studi al-Qur’an lebih 
banyak berkutat pada dimensi eksoterik (sisi luar) yang dikenal 
dengan makna zahir. Sementara dimensi esoterik (sisi dalam) 
yang dikenal dengan makna batin kurang mendapat tempat dalam 
epistemologi keilmuan modern.

Jika ditimbang dengan timbangan ilmu-ilmu modern maka 
aspek esoterik al-Qur’an seolah tidak mendapatkan tempat, 
termasuk di perguruan tinggi keislaman sekalipun. Terasa kering 
membaca karya-karya berkaitan al-Qur’an yang hanya berkutat 
pada dimensi eksoterik (zahir) semata. Hal itu disebabkan manusia 
lebih banyak cenderung memperoleh informasi melalui guru atau 
dosen dalam wujud manusia. Padahal, al-Qur’an adalah kitab 
suci dan kalāmullāh. Yang paling berhak mengajarkan adalah 
Pemilik kalam itu sendiri, Allah Swt. Selain itu, manusia seringkali 
menafsikan epistemologi keilmuan melalui malaikat Jibril seperti 
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ketika Nabi Muhammad Saw. ketika mengajarkan Islam, Iman, dan 
Ihsan dan ketika menerima wahyu yang pertama kali. Atas perintah 
Allah Swt., malaikat Jibril turun mengajarkan Islam, Iman, dan Ihsan 
kepada Rasulullah Saw. Jibril juga datang mengajarkan Rasulullah 
membaca , yaitu ketika menerima wahyu yang pertama.

Itu berarti berguru kepada selain manusia adalah cara yang 
diakui oleh Islam. Islam mengakui dua jenis ilmu dilihat dari segi cara 
memperolehnya. Sebuah epitemologi yang hampir tidak ditemukan 
dalam sistem pendidikan saat ini, termasuk epistemologi keilmuan 
ḥuḍūri dan ̒ irfāni. Sebutlah ilmu-ilmu yang diperoleh melalui mimpi 
hampir tidak mendapat tempat dalam keilmuan modern. Padahal, 
Nabi Musa a.s. diperintahkan oleh Allah Swt. agar ia berguru kepada 
Khiḍr a.s. Ilmu ladunī� yang diperoleh langsung oleh Khiḍr dari Allah 
Swt. sebagai anugerah atau limpahan kepadanya antara lain karena 
Khiḍr a.s. diakui sebagai hamba-Nya yang saleh.

Imām al-Gazālī� yang bertapa di atas menara di sebuah masjid di 
Damaskus Irak. Setelah belasan tahun bertapa dan munajat kepada 
Allah ia memperoleh makrifat dan menuliskan Iḥya’ ʻUlūmuddī�n 
dan Jawāhir al-Qur’an. Hadis-hadis yang dimuat di dalamnya banyak 
diantaranya  tidak diketahui silsilah sanadnya. Karena keadaannya 
yang demikian, hadis-hadis yang dimuat di dalamnya banyak pakar 
hadis modern yang meragukannya. Menurut al-Gazālī�, hadis-hadis 
itu tidak ditulis sanadnya karena ia memperoleh langsung dari 
Rasulullah Saw. Ilmu pengetahuan modern tidak mengakuinya 
karena jarak antara wafatnya Rasulullah Saw. dan kehidupan al-
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Gazālī� itu terpaut jauh. Keduanya tidak pernah berjumpa di dunia 
nyata (alam syahadah).

Seperti halnya al-Gazālī� dan mufassir isyārai lainnya, 
eksplanasi-eksplanasi yang diketengahkan al-A� lūsī� dalam Rūḥul 
Ma‘āni meniscayakan adanya olah nalar dan olah batin secara 
simultan. Sebab, bagi al-A� lūsī�, pemaknaan secara esoterik (isyārī�) 
harus didahului dengan pemaknaan eksoterik (zahir). Bahkan, 
beliau menegaskan bahwa makna eksoterik adalah pintu gerbang 
memasuki dan menjelajahi makna esoteriknya. Semoga buku yang 
ada di hadapan pembaca yang budiman memberikan manfaat. 

Makassar, 17 Agustus 2021

Baharuddin HS



PENGANTAR EDITOR

Salah satu karakteristik penafsiran al-Qur’an yaitu penafsiran 
yang bercorak sufistik. Al-A� lūsī� meyakini adanya makna luar 

(outer lietral meaning) dan makna dalam (inner hidden meaning) 
dari makna al-Qur’an. Keyakinan itu berangkat dari kaidah 
“sesungguhnya al-Qur’an itu mempunyai dimensi eksoterik (zahir) 
dan dimensi esoterik (batin)”. Berdasarkan itu, seseorang yang tidak 
mengakui adanya makna al-Qur’an selain yang disampaikan oleh 
mufasir zahir sesungguhnya ia sedang mengakui keterbatasannya 
sendiri, karena menempatkan dan membatasi pengetahuan 
mufasir esoterik dalam takaran dan tingkat ilmunya yang terbatas 
pada makna eksoterik saja. Pernyataan ini mirip dengan apa yang 
diungkapkan oleh Saifuddin dalam sebuah artikelnya yang bertajuk 
“Hermeneutika Sufi (Menembus Makna di Balik Kata)”.

Untuk menguatkan pandangannya itu, al-A� lūsī� mengutip sebuah 
hadis yang mendasari bahwa al-Qur’an mempunyai eksoterik (arti 
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zahir) dan esoterik (arti batin). Hadis itu dikeluarkan oleh Ibn Abī� 
Ḥātim melalui al-Ḍaḥāk dari Ibn ‘Abbas: “Al-Qur’an mempunyai 
banyak cabang dan pengetahuan, zahir dan batin, keajaibannya 
tidak akan habis dan batasnya tidak mungkin digapai, siapa yang 
menggeluti dengan lemah lembut ia akan selamat. Sebaliknya, 
siapa yang menggelutinya dengan kasar akan terpengaruh oleh 
hawa nafsunya, al-Qur’an mengandung berita, perumpamaan, 
halal-haram, nāsikh-mansūkh, muḥkam-mutasyābih, zahir-batin, 
zahirnya ialah bacaannya, batinnya ialah takwilnya; duduklah 
bersama ulama dan jauhilah orang-orang bodoh”. Ini sebagaimana 
dinyatakan oleh Maḥmūd Syihāb al-Dī�n Abū al-S�anā’ al-A� lūsī�, Rūḥ 
al-Maʻānī fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm wa al-Sabʻ al-Maṡānī, Jilid I.

Makna zahir dan batin mempunyai posisi penting dan tidak 
bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Makna eksoterik 
merupakan ‘pintu gerbang’ untuk memasuki dan menyelami 
makna esoteriknya. Orang yang mengaku memahami makna batin 
tanpa memahami makna zahir terlebih dahulu, ia laksana orang 
yang mengaku masuk ke dalam Kakbah tanpa melewati pintunya”. 
Demikian kurang lebih diungkapkan oleh al-A� lūsī�.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini, yang ditulis oleh 
Dr. KH. Baharuddin HS, M.A. adalah salah satu karya yang lahir 
dari penelitannya yang serius dan membuktikan adanya dua sisi 
pemaknaan al-Qur’an sebagaimana pernyataan al-A� lūsī� tersebut. 
Buku ini mengungkap dan mengidentifikasi ayat-ayat yang ditafsir 
secara esoterik oleh al-A� lūsī� dalam Rūḥ al-Ma’ānī. Selain itu penulis 
juga memperkenalkan al-A� lūsī�, nasab keluarga, dan geneologi 
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intelektualnya, hingga latar belakang penulisan tafsirnya. Buku ini 
sangat layak dibaca oleh penggiat studi al-Qur’an khususnya dan 
umat Islam pada umumnya.

Samata, Gowa, 2021

Editor,

Dr. Muhammad Yusuf



Kata Pengantar
Prof. Dr. KH. Said Aqil Husin Al-Munawar, M.A

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Sang Kekasih 

Sejati dan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah 

Muhammad saw. Al-Qur’an diyakini sebagai kalāmullāh di mana 

teksnya terbatas dan dapat dihitung jumlahnya, namun makna dan 

kedalamannya tidaklah demikian. Keyakinan bahwa sesungguhnya 

al-Qur’an itu mempunyai dimensi eksoterik (zahir) dan dimensi 

esoterik (batin) telah melahirkan corak tafsir yang berbeda-beda, 

ada yang bersifat zahir dan ada yang batin. Seseorang yang tidak 

mengakui adanya makna batin al-Qur’an sesungguhnya secara 

tidak sadar ia telah mengakui keterbatasan dan kedangkalan 

pikiran mereka sendiri. Kaum sufi menyebut sisi luar al-Qur’an 

(baca: eksoterik) dengan sebutan al-Kitāb, sementara pesan 

yang dikandungnya (baca: esoterik) mereka sebut al-Ḥikmah. Ini 
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didasarkan pada ayat: “Dan dia (Muhammad) mengajarkan al-Kitāb 

dan al-Ḥikmah” (QS. Al-Jumu’ah: 2).

Dalam tradisi tasawuf, seorang salik yang hendak menggapai 

dimensi esoterik al-Qur’an harus memulai langkah dengan 

memahami dimensi eksoteriknya serta mempraktikan nya  dengan 

metode ṭarīqah secara disiplin di bawah bimbingan seorang syekh 

mursyid sehingga seorang sālik dapat memperoleh pencerahan 

ruhani. Pada prinsipnya, tafsir terbagi menjadi kepada tiga kelompok 

utama, yaitu: bentuk tafsir, metode tafsir, dan corak tafsir. Bentuk 

tafsir terdiri atas dua macam yaitu al-Tafsīr bi al-Ma’ṡūr dan al-Tafsīr 

bi al-Ra’y. Metode tafsir antara lain: Ijmāli, Taḥlīlī, Muqaran dan 

Mauḍū’ī. Sedangkan corak tafsir antara lain: isyārī/ṣūfī, falsafī, ʻilmī, 

fiqhī, dan adabī ijtima’ī. Dalam kitab Laṭāif al-Minān, Ibnu ʻAṭāillāh 

berkata, sebagaimana dikutip oleh al-Suyūṭī�; “Ketahuilah bahwa 

penafsiran kelompok sufi terhadap firman Allah dan sabda rasul-

Nya dengan makna-makna yang aneh bukanlah suatu pengubahan 

arti zahir yang semestinya. Akan tetapi, zahir ayat dapat dipahami 

sejauh mana ayat itu menghendaki demikian atau ditunjuk oleh 

bahasa yang digunakan”. Berdasarkan hadis Nabi yang artinya: 

“Setiap ayat mempunyai outer meaning (arti zahir) dan inner 

meaning (arti batin)”. Maka, janganlah terhalang menerima makna-

makna semacam ini dari mereka dengan alasan demi menghindari 

kecaman penentang yang menganggap sebagai pengubahan firman 

Allah dan sabda Rasul.
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Al-Tafsīr al-Isyārī didefinisikan sebagai suatu usaha menjelaskan 

kandungan al-Qur’an dengan penakwilan ayat yang sesuai dengan 

isyarat yang tersirat di balik yang tersurat, dengan tidak mengingkari 

arti zahir suatu ayat. Penakwilan terhadap ayat-ayat yang tersirat 

hanya dapat dilihat oleh sebagian ulama saja atau orang yang diberi 

baṣīrah (penglihatan mata hati) atau heart intelligence (intuitif). 

Sebagaimana ungkapan Ḥasan ʻAbbās Zakī� dalam pengantar Laṭāif 

al-Isyārāt, bahwa al-Isyārah merupakan terjemahan dari bisikan hati 

seorang mufasir yang mampu menangkap tajali dan memperoleh 

musyāhadah sebagai bukti adanya fayḍ (emanasi) Allah kepada 

seorang yang ia pilih atau kekasih-Nya berupa rahasia-rahasia 

firman-Nya dan sabda-sabda rasul-Nya yang tersembunyi dibalik 

teks.

Dalam membicarakan al-Tafsīr Isyārī, Ibnu ʻArabi berkomentar 

panjang lebar di bawah judul Fī Ma’rīfah al-Isyārah, bahwa ulama 

zahir disebutnya sebagai ‘Ulama’ al-Rusum, sedangkan ulama batin 

dinamainya Ahl Allāh. Bagi Ibnu ʻArabi, ulama rusum mementingkan 

dunia daripada akhirat, mementingkan segi al-Khalq dibanding segi 

al-Ḥaqq; mereka terbiasa mengambil ilmu dari kitab dan dari mulut 

tokoh-tokoh yang sejenis dengan mereka; mereka menganggap 

dirinya Ahl Allāh disebabkan ilmunya dan perbedaannya dengan 

orang awam. Oleh karena itu, mereka terhijab untuk mengetahui 

bahwa Allah mempunyai hamba-hamba yang diajar langsung 
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oleh-Nya terhadap kandungan kalam-Nya dan isi sabda rasul-Nya. 

dengan demikian, penafsiran isyārī, pada umumnya dilakukan oleh 

kalangan ulama sufi, sehingga tafsirnya disebut juga sebagai Tafsīr 

al-Ṣūfī, seperti yang direpresentasikan oleh Sahl al-Tustarī� (w. 282 

H), dan Imām al-Qusyairī� (w. 465 H). Ulama sufi ini biasanya disebut 

sebagai para penempuh jalan ruhani (sālik) atau arbāb al-suluk 

(tokoh-tokoh penempuh jalan spiritual). Sebutan lain untuk mereka 

adalah ahl Allāh, ahl al-ḥaqīqah, al-muḥaqqiqūn, al-qaum, al-‘arīf 

bi Allāh. Dengan demikian, menurut al-Ṣabu�ni� hanya orang-orang 

yang berhati bersih, yakni orang yang telah menempuh riya ̄ḍah 

yang akan mampu menangkap setiap makna batin dari firman-Nya, 

bahkan Allah-lah yang langsung mengajarinya.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini, yang ditulis oleh Dr. 

KH. Baharuddin HS, M.A. adalah salah satu karya yang lahir dari 

penelitiannya yang serius dan membuktikan adanya dua sisi 

pemaknaan al-Qur’an sebagaimana pernyataan al-A� lu �si� tersebut. 

Dengan ketelatenan penulisnya, ia berhasil mengungkap dan 

mengidentifikasi ayat-ayat yang ditafsir secara isya�ri� oleh al-

A �lu �si� pada karya monumentalnya, Rūḥ al-Ma’āni ̄. Selain berhasil 

mengidentifikasi ayat-ayat yang ditafsir secara esoterik, penulis 

juga memperkenalkan sosok al-A�lu �si�, nasab keluarga, dan genealogi 

intelektualnya, serta latar belakang penulisan tafsirnya. Hal ini 

penting dilakukan dalam kajian sebuah ilmiah. Buku ini sangat 
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layak dibaca oleh pencinta studi al-Qur’an dan pengamal tarekat 

muʻtabarah khususnya dan umat Islam umumnya.

Jakarta,  Januari 2021

Prof. Dr. KH. Said Aqil Husin Al-Munawar, M.A



KATA PENGANTAR KETUA PBNU
Dr. KH. Marsudi Syuhud, M.A.

Puji syukur tak terhingga kita persembahkan ke hadirat Allah 
swt. Tuhan yang menurunkan Al-Qur’an kepada nabi-Nya 

Muhammad saw dengan perantaraan Malaikat Jibril a.s. untuk 
menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Salawat dan salam semoga 
tercurah kepada Rasulullah yang keberadaannya menjadi rahmatan 
lil alamin.

Al-Qur’an sebagai kalamullah yang tak terbatas,  kandungannya 
tidak dapat dijangkau keseluruhannya  oleh manusia yang 
mempunyai keterbatasan.  Sepeninggal Rasulullah saw, para sahabat, 
tabi’in, tabi’i tabi’in dan para ulama sampai sekarang, Al-Qur’an 
tidak pernah berhenti ditafsir oleh mereka, itu menunjukkan bahwa 
Al-Qur’an tambah dikaji bertambah muncul kemukjizatannya, 
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bahkan kemajuan sain dan teknologi dalam berbagai penemuannya 
mendukung kebenaran Al-Qur’an.

Salah satu bidang kajian para mufassir Al-Qur’an yaitu 
penafsiran isyari,  yakni penafsiran yang menampilkan makna yang 
tersirat di balik yang tersurat. Penafsiran macam ini, pada umumnya 
dilakukan oleh orang-orang yang menempuh jalan sufistis (ahl 
Allah), sehingga  tafsirnya disebut pula dengan al-Tafsīr al-S ̣ūfi. 
Ālūsī

Isyarah merupakan terjemahan dari bisikan hati seseorang 
berupa tajalli dan musyahadah, dan sebagai bukti adanya emanasi 
(faidh) Allah kepada seseorang pilihan atau kekasih-Nya berupa 
rahasia-rahasia firman-Nya dan sabda-sabda rasul-Nya. Ayat-ayat 
Al-Qur’an dimaknai sebagai kode-kode Tuhan yang harus dipahami 
melalui ketajaman batin dan senantiasa mengharap anugerah serta 
limpahan ilahi.

Ilmu semacam ini, tidak termasuk dalam kategori ilmu kasbi 
(usaha), yaitu ilmu yang dapat diperoleh melalui usaha penelaahan 
atau dengan penelitian, akan tetapi ilmu ini termasuk kategori 
ilmu ladunni, yaitu melalui pengajaran langsung dari Allah sebagai 
pengaruh dari ketakwaan, istikamah seseorang.

Hal yang menarik dari pandangan al-Ālūsī yang termuat 
dalam buku ini adalah keterpaduan makna lahir dan makna batin 
Al-Qur’an. Antar keduanya tidak dapat dipisahkan.  Oleh karena 
itu, buku yang ada di tangan pembaca dari hasil karya penulisnya, 
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saya merekomendasikan untuk dimiliki dan dibaca, utamanya bagi 
pencinta Al-Qur’an, terlebih khusus lagi bagi yang memilih jurusan 
tafsir di Perguruan-perguruan Tinggi Agama. 

Jakarta, Desember 2020

Ketua PB NU

Dr. KH. Marsudi Syuhud, M.A.
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F. Arti Ẓa ̄hir dan Ba ̄t ̣in (Outer Literal Meaning and Inner 
Hidden Meaning)  .......................................................................139

G. Perbedaan antara al-Tafsir Isyar̄i ̄dan Tafsir Bat̄ịniyyah ...........148
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Bagian Pertama

KARAKTER AL-QUR’AN 

A. Makna Tanpa Batas (Unlimited Meaning)

Satu-satunya yang berhak membatasi makna teks al-Qur’an adalah 
pemilik teks atau kalam itu sendiri. Keterbatasan pemahaman 

manusia tidak membatasi makna al-Qur’an. Al-Qur’an mempunyai 
kandungan dan arti yang amat luas dan mendalam, laksana laut 
tidak bertepi, airnya yang tidak akan habis sekalipun ditimba secara 
terus-menerus sepanjang masa. Semakin dikaji semakin bertambah 
banyak muncul penemuan dan penafsiran baru yang belum pernah 
ditemukan dan dibayangkan sebelumnya. Tafsir al-Qur’an telah 
berkembang dengan pesat sejak masa-masa awal Islam sampai hari 
ini dengan aneka bentuk dan coraknya. Keluasan dan kedalaman 
kandungannya sebagai kalāmullāh diintrodusir sendiri oleh al-
Qur’an, paling tidak, melalui dua buah ayat yang terdapat dalam QS. 
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Al-Kahf/18: 109 dan QS. Luqmān/31 : 27, bunyi kedua ayat yang 
dimaksud sebagai berikut:

نَا 
ْ
وْ جِئ

َ
ي وَل ِ

ّ
 رَ�ج

ُ
ات َ ِ

َ
 ك

َ
د

َ
نْف

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
بْل

َ
بَحْرُ ق

ْ
 ال

َ
نَفِد

َ
ي ل ِ

ّ
اتِ رَ�ج َ ِ

َ
ادًا لِك

َ
بَحْرُ مِد

ْ
 ال

َ
ن

َ
وْ ك

َ
 ل

ْ
ل

ُ
ق

دًا.
َ

لِهِ مَد
ْ
ث ِ �جِ

Terjemahnya: Katakanlah: “Kalau sekiranya lautan menjadi tinta 
untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan 
itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami 
datangkan tambahan sebanyak itu (pula)”.

 
ُ

ات َ ِ
َ

 ك
ْ

ت
َ

فِد
َ
رٍ مَا ن ُ ْ �ج

َ
 أ

ُ
هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَة

ُّ
د ُ بَحْرُ �يَ

ْ
لامٌ وَال

ْ
ق
َ
رَةٍ أ َ ج

َ ش
رْضِ مِنْ س

أ
ي ال ِ

ن
ا � َ َّ �ن

َ
وْ أ

َ
وَل

 . ٌ نٌ حَكِ�ي َ عَزِ�ي  اللهَّ
َّ

ِ إِن
َّ

الله

Terjemahnya: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi 
pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut 
(lagi) sesudah (keringnya), niscaya tidak akan ada habis-habisnya 
(dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana.

Kedua ayat di atas, selain memberikan informasi tentang 
keluasan ilmu Allah, juga memberi peluang bagi setiap peminat 
yang akan mengkaji al-Qur’an sebagai salah satu kalam Allah, 
untuk menggunakan segala kompetensi yang dimilikinya di 
dalam memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. 
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Kandungannya mencakup segala sesuatu tanpa ada yang terabaikan, 
baik secara rinci maupun secara global. Hal ini ditegaskan oleh Allah 
dalam firman-Nya QS. al-An’ām/6: 38 dan QS. al-Naḥl/16: 89:

ءٍ. ْ
ي

َ كِتَابِ مِنْ سش
ْ
ي ال ِ

ن
نَا �

ْ
ط رَّ

َ
مَا ف

Terjemahnya: “Tidaklah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitāb”.1

  . نَ �ي سْلِِ ُ ى لِلْ َ ْ  وَبُ�ش
ً
ة ى وَرَحَْ

ً
ءٍ وَهُد ْ

ي
َ ِ سش

ّ ُ
 لِك

كِتَابَ تِبْيَا�نً
ْ
 ال

َ
يْك

َ
نَا عَل

ْ
ل ن وَ�ن

Terjemahnya: “Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur’an untuk 
menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar 
gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.

Al-Qur’an yang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab 
(QS. Yūsuf/12: 2) dapat dipahami dengan mudah oleh orang-orang 
Arab dan orang-orang non Arab yang mengerti bahasa Arab, karena 
pada dasarnya Allah telah memudahkan pemahaman terhadap 
al-Qur’an bagi orang yang berkeinginan mempelajarinya (QS. al-
Qamar/54: 17, 22, 32, dan 40). Mengetahui bahasa Arab merupakan 
syarat mutlak untuk memahami dan menafsirkan al-Qur’an. 

1 Sebagian mufasir menafsirkan al-Kitāb dengan lauḥ al-maḥfūẓ dengar arti bahwa 
nasib semua makhluk sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauḥ al-Maḥfūẓ. 
Dan sebagian yang lain menafsirkannya dengan al-Qur’an dengan pengertian 
bahwa di dalam al-Qur’an telah ditetapkan pokok-pokok agama, norma-norma, 
hukum-hukum, hikmah-hikmah dan petunjuk untuk kebahagiaan di dunia dan 
di akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya. Lihat Departemen Agama, 
al-Qur’an dan Terjemahannya, catatan kaki no. 472.
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Penafsiran yang didasarkan atas kaidah bahasa Arab itulah yang 
dikenal dengan penafsiran zahir. Di samping itu, sebagian ulama 
berpendapat bahwa al-Qur’an selain mengandung arti eksoterik 
(zahir), juga mengandung arti esoterik (isyārah), yakni arti yang 
tersirat di balik yang tersurat, dengan merujuk antara lain kepada 
suatu hadis yang menjelaskan tentang penakwilan Ibn ‘Abbās 
terhadap surat al-Naṣr. 

ن 
أ
ي مع أشياخ بدر فك

ي الله عنه أنه قال : كن عمر يدخل�ن
ن عباس ر�ن عن ا�ج

ي نفسه فقال لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر إنه من 
ن

م وجد � بع�ن

م  �ي ي يومئذ إل ل�ي
ا رئيت أنه دعا�ن

ن
ي معهم �

ي ذات يوم فأدخل�ن
حيث عل�ة فدعا�ن

م أمر�ن  ي قول الله تعالى } إذا جاء نصر الله والفتح { . فقال بع�ن
ن

قال ما تقولون �

م فلم يقل شيئا فقال لىي  مد الله ونستغفره إذا نصر�ن وفتح علينا وسكت بع�ن
ن

�

ا تقول ؟ قلت هو أجل رسول الله 
ن

ن عباس ؟ فقلت ل قال � كذلك تقول �ي ا�ج أ

صلى الله عليه و سلم أعله ل قال } فإذا جاء نصر الله والفتح { . وذلك علامة 

ا  مد ربك واستغفره إنه كن توا�ج { . فقال عمر ما أعلم م�ن أجلك . } فسبح �ج

إل ما تقول.2

Artinya: “Ibn ‘Abbās berkata, adalah ‘Umar mengikutsertakan aku 
(di suatu ruangan) bersama para veteran perang Badar, sebagian 
dari mereka merasa keberatan sambil berkata, “kenapa engkau 
mengikut sertakan anak ini bersama kami, padahal kami juga punya 
anak seperti dia?” kata Umar, “Itulah menurut pengetahuan kalian 

2 Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz VI (ttp. Dār 
Matạbiʻ al-Sya‘b, t.th), h. 220-221. 
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(tentang dia). Suatu ketika, aku dipanggil oleh ʻUmar bersama 
mereka dan aku yakin bahwa beliau memanggil aku dengan tujuan 
ingin mendemonstrasikan kebolehan aku di hadapan mereka. 
Lalu ʻUmar berkata kepada mereka, “Bagaimana pendapat kalian 
terhadap firman Allah (Apabila telah datang pertolongan Allah 
dan kemenangan)?” sebagian menjawab: “Kami diperintah memuji 
Allah dan beristigfār apabila telah mendapat pertolongan dan 
kemenangan”, sementara yang lain diam tanpa ada jawaban. ʻUmar 
berkata kepadaku: “Apakah demikian pula pendapatmu wahai Ibn 
‘Abbās?” Aku menjawab: “Tidak”. Lalu ʻUmar berkata: “Pendapatmu, 
bagaimana?” Maka aku katakan: “Itu adalah ajal Rasulullah yang 
diberitahukan oleh Allah kepadanya. Allah berfirman: “Apabila telah 
datang pertolongan dan kemenangan) itu adalah tanda ajalmu, (maka 
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan 
kepada-Nya, sesungguhnya Dia adalah maha Penerima Taubat”. Lalu 
ʻUmar berkata: “Pengetahuan saya tentang ayat itu sama dengan 
yang kau katakan itu”.

Apabila dicermati kandungan hadis tersebut di atas, ternyata 
Ibn ‘Abbās – dalam usianya yang sangat muda – dapat menangkap 
suatu pemahaman yang tersirat di balik zahir ayat-ayat surat 
al-Naṣr tersebut. Dalam konteks ini, pemahamannya berbeda 
dengan apa yang dipahami oleh sebagian sahabat senior. Sekalipun 
penafsiran Ibn ‘Abbās tersebut tidak persis sama dengan hasil 
penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh mufasir-mufasir isyārah, 
namun dapat membuka peluang bagi siapa saja yang mempunyai 
kemampuan untuk menemukan makna-makna atau isyarat-isyarat 
yang tersirat di balik yang tersurat.
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Untuk memahami isi kandungan al-Qur’an, setiap orang 
mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, bahkan hanya 
segelintir orang saja yang benar-benar memiliki kemampuan 
dan pemahaman secara mendalam terhadap al-Qur’an. Mereka 
itu adalah para ulama (mufasir) sebagai pewaris Nabi. Nabi Saw. 
sebagai penerima kitab suci al-Qur’an, mendapat tugas dari Allah 
untuk menyampaikan dan menerangkan dengan sejelas-jelasnya 
tentang petunjuk al-Qur’an. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-
Nya:

.
َ

رُون
َّ
ك

َ
هُمْ يَتَف

َّ
عَل

َ
مْ وَل ِ

ْ �ي
َ
 إِل

َ
ل ن اسِ مَا �ن نَ لِلنَّ

ِ
ّ
رَ لِتُبَ�ي

ْ
ك ِ

ّ
 الذ

َ
يْك

َ
نَا إِل

ْ
ل ن �ن

َ
وَأ

Terjemahnya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur’an, agar 
kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan 
kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”. (QS. Al-Naḥl/16: 
44).

Penjelasan-penjelasan Nabi Muhammad Saw. tentang 
kandungan al-Qur’an tidak dapat dipisahkan dari maksud ayat-ayat 
al-Qur’an itu sendiri. Hanyalah beliau satu-satunya manusia yang 
mendapat wewenang untuk menjelaskan al-Qur’an. Penjelasan 
beliau tidak dapat diragukan keberadaannya.3 Penjelasan-
penjelasan Nabi itu merupakan langkah awal merintis penafsiran 
al-Qur’an. Para sahabat ketika itu, bila menemukan kesulitan di 

3 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an (cet. II; Bandung: Mizan, 1992), h. 
127-128. 
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dalam memahami suatu ayat, mereka bertanya langsung kepada 
Nabi saw. 4 Sebagai contoh, ketika turun ayat yang berbunyi:

  .
َ

ون
ُ

تَد ْ مُْ
ُ

مْنُ وَهم
أ
مُ ال ُ  لَ

َ
ئِك

َ
ول

ُ
ٍ أ

ْ
لم

ُ
مْ بِظ ُ َ ا�ن َ بِسُوا إِ�ي

ْ
ْ يَل نَ آمَنُوا وَلَ ذِ�ي

َّ
ال

Terjemahnya: “Orang-orang yang beriman dan tidak 
mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka 
itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah 
orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. al-An’ām /6: 82).

Sebagian sahabat merasa kurang tenang lalu bertanya kepada 
Nabi, “Siapakah di antara kami ini yang tidak menzalimi dirinya?” 
Lalu Nabi menjelaskan arti kata ẓulm dengan syirik, berdasarkan 

firman Allah dalam surat Luqmān/31: 13  ٌ عَظِ�ي  ٌ لمْ
ُ

ظ
َ
ل  

َ
ك ْ ِ

ّ ال�ش  
َّ

   إِن

(Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar 
kezaliman yang besar).

‘Abd al-‘A� l menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. tidak 
menafsirkan al-Qur’an secara keseluruhan; ayat demi ayat seperti 
yang biasa dilakukan oleh para mufasir, karena kalau hal itu 
dilakukan, berarti Nabi menutup pintu tafsir bagi orang lain. Yang 
ditafsirkan Nabi adalah hal-hal yang berhubungan dengan aspek 
akidah, ibadah, mu‘āmalah, dan akhlak. Selain dari masalah-masalah 
tersebut diserahkan kepada orang Arab untuk memahaminya 
sendiri melalui bahasanya sendiri.5

4 ‘Abd al-‘A̅l Salīm Makram, Min al-Dirāsāt al-Qur’āniyyah (Kuwait: Muassasah ‘Alī 
Jarah al-Ṣabah, 1398 H/1978 M.), h. 25. 

5 Ibid., h. 25-26. 
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Para mufasir yang datang sepeninggal Rasulullah sejak dari 
kalangan sahabat hingga ulama-ulama berikutnya merupakan 
pelanjut dan pemberi penjelasan kandungan al-Qur’an berdasarkan 
penjelasan-penjelasan yang bersumber dari Nabi, menurut 
kemampuan pemahaman mereka sebagai manusia biasa. Usaha 
yang dilakukan oleh mereka itu tidak ada maksud lain kecuali 
bertujuan untuk memahami dan menggali secara mendalam isi 
kandungan al-Qur’an, baik yang tersurat maupun yang tersirat di 
dalam ayat-ayatnya.

Ada dua jenis tafsir dan beberapa cara serta corak yang 
ditempuh oleh para mufasir di dalam menafsirkan al-Qur’an. Kedua 
jenis pola tafsir yang dimaksud ialah: 1) al-Tafsīr bi al-ma’ṡūr, yaitu 
suatu usaha menjelaskan isi kandungan al-Qur’an dengan ayat-ayat 
al-Qur’an itu sendiri, atau dengan penjelasan Nabi, atau penjelasan 
para sahabat dan tabi’īn.6 Tafsir jenis ini disebut pula dengan tafsir 
bi al-riwāyah. Tafsir jenis ini disepakati oleh para mufasir sebagai 
tafsir yang paling tinggi nilainya dan tidak ada pertentangan di 
kalangan mereka tentang tingkat validitasnya. 2) al-Tafsīr bi al-ra’y, 
yaitu usaha menafsirkan al-Qur’an berdasarkan atas hasil kajian 
(ijtihād) mufasir sendiri dengan tetap berpijak pada pengetahuan 

6 Muḥammad Ḥusain al-Żahabī, al-Tafsīr wa al-Mufassirūn, Jil. II (cet; II: t.tp., tp., 
1396 H./1976 M.), h. 152. Kitab tafsir yang dapat digolongkan ke dalam tafsir 
bi al-ma’ṡūr antara lain: Jāmi’ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān, karya al-Ṭabarī; Baḥr 
al-‘Ulūm, karya al-Samarqandī; al-Kasyf al-Bayān ‘an Tafsīr al-Qur’ān karya al-
Ṡa’labī; Ma’ālim al-Tanzīl karya al-Bagawī; al-Muḥarrir al-Wajīz fi Tafsīr al-Kitab 
al-‘Azīz karya Ibn ‘Aṭiyyah; Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm karya Ibn Kaṡīr; al-Jawāhir 
al-Ḥisān fī Tafsīr al-Qur’ān karya al-Ṡa’labī; al-Dūr al-Manṡūr fī Tafsīr bi al-Ma’ṡūr 
karya al-Suyūṭī. Lihat, Muḥammad al-Ṣabūnī, al-Tibyān fī ‘Ulūm al-Qur’ān (cet. I; 
Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1405 H./1985 M.), h. 189-190. 
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tentang bahasa Arab dan cabang-cabangnya.7 Tafsir jenis ini disebut 
pula dengan tafsir bi al-dirāyah. Tafsir jenis ini masih diperselisihkan 
di kalangan mufasir tentang boleh atau tidaknya. Ada pula kalangan 
ulama yang memasukkan al-tafsīr al-isyārī sebagai jenis ketiga, 
sebagaimana dijumpai pada kebanyakan kitab-kitab ‘ulūm al-
Qur’ān. Yang dimaksud al-tafsīr al-isyārī ialah usaha menjelaskan 
kandungan al-Qur’an dengan menakwilkan ayat-ayatnya menurut 
isyarat yang tersirat di balik yang ẓāhir.8 Ulama yang menempuh 
cara ini tidak mengesampingkan arti zahir al-Qur’an. Bahkan, 
arti zahir itulah yang harus diprioritaskan, sedang arti isyārah 
dinomorduakan. Tidak terjadi truth claim, yaitu tidak seorang pun 
di antara mereka yang mengklaim bahwa hasil penafsirannya itulah 
satu-satunya penafsiran yang paling betul. 

Penulis lebih cenderung memasukkan al-tafsīr al-isyāri itu 
sebagai salah satu corak tafsir, sebagaimana halnya corak-corak 
tafsir yang lain, misalnya: corak fikih, corak filsafat, corak ilmiah, 
dan corak sosial kemasyarakatan (al-adabī al-ijtimā’ī). Sedangkan 
cara/metode tafsir adalah: metode global (ijmālī), metode analitis 
(taḥlīlī), metode komparatif (muqārin), dan metode tematik 
(mauḍū’ī).

7 Al-Żahabī, op. cit., h. 255. Kitab tafsir yang tergolong dalam kategori ini antara 
lain: Mafātiḥ al-Gaib karya al-Rāzī; Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl karya al-
Baiḍāwī; Lubāb al-Ta’wīl fī Ma’ānī al-Tanzīl karya al-Khāzin; Madārik al-Tanzīl wa 
Ḥaqāiq al-Ta’wīl karya al-Nasafi; Garāib al-Qur’ān wa Ragāib al-Furqān karya 
al-Naisābūrī; al-Baḥr al-Muḥīṭ karya Ibn Ḥayyān; Tafsīr al-Jalālain karya bersama 
Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī; al-Sirāj al-Munīr  karya al-Sarbīnī 
al-Khatīb. lihat al-Ṣabūnī, op. cit., h. 195-196. 

8 Al-Żahabī, op. cit., h. 352. Kitab tafsir yang termasuk kelompok ini, antara lain: 
Tafsīr al-Qur’ān al-ʻAẓīm karya al-Tustārī, Haqāiq al-Tafsīr 
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Salah satu kitab tafsir yang dapat disejajarkan dengan kitab-
kitab tafsir besar lain ialah tafsir Rūḥ al-Ma‘ānī yang merupakan 
karya monumental al-A� lūsī�. Kitab tafsir ini, selain memuat penafsiran 
secara zahir, juga memuat penafsiran secara isyārah. Terhadap fakta 
tersebut, terjadi perbedaan pendapat di kalangan pakar ‘ulūm al-
Qur’ān  di dalam menyikapi tafsir tersebut, apakah tafsir tersebut 
termasuk al-tafsīr al-isyārī atau bukan. Di antara mereka ada yang 
memasukkannya ke dalam kategori tafsir bi al-ra’y, misalnya al-
Ż� ahābī�, dan sebagian yang lain memasukkannya dalam kategori 
tafsir al-isyārah, seperti al-Żarqānī�. Terjadinya perbedaan sikap 
tersebut sangat memungkinkan dan beralasan, karena tafsir al-A� lūsī� 
tersebut, apabila dilihat secara menyeluruh, utamanya dalam hal 
yang berhubungan dengan metode penafsiran yang digunakan oleh 
penulisnya, yaitu metode taḥlīlī dapat dikategorikan sebagai tafsir 
bi al-ra’y, tetapi, jika dilihat secara spesifik, yakni adanya beberapa 
ayat yang ditafsir secara isyārah maka tafsir tersebut dapat pula 
dikategorikan sebagai tafsir bi al-isyārah.

Apabila dicermati usaha dan cara yang digunakan al-A� lūsī� dalam 
menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, di samping ia menafsirkan al-
Qur’an secara eksoterik (zahir), dengan mengikuti pola yang umum 
dilakukan oleh kebanyakan mufasir lain, ia pula memilih beberapa 
ayat tertentu dalam beberapa surat tertentu untuk ditafsir secara 
esoterik (isyārah). Ini berarti, ia mengakui dua sisi kandungan al-
Qur’an; sisi luar dan sisi dalam.

 Interpretasi esoterik kebanyakan ditulis oleh kaum sufi, 
seperti pernyataan Ibn al-Qayyim yang dikutip oleh al-Qaṭṭān, 



| 11 |

Menembus Dimensi Esoterik

dalam melakukan penafsiran, orang berpijak atas tiga hal pokok, 
yaitu: 1) berdasarkan lafal seperti yang dilakukan oleh ulama 
mutaakhkhirīn, 2) berdasarkan makna seperti yang dilakukan oleh 
ulama salaf, dan 3) berdasarkan isyārah seperti yang dilakukan oleh 
ulama sufi.9 Ulama sufi yang menulis tafsir dalam corak isyārī antara 
lain al-Tustarī� (w. 283 H), al-Sulamī� (w. 412 H), al-Qusyairī� (w. 465 
H). Apakah kemudian al-A� lūsī� termasuk ulama sufi? Mengenai hal 
itu, belum ditemukan statement yang menegaskan bahwa al-A� lūsī� 
adalah salah seorang ulama sufi. Namun, beliau teredintifikasi  
sebagai salahseorang pengikut tarekat Naqsyabandiyyah, yang 
pada masanya tarekat tersebut dipimpin oleh Maulānā Khālid al-
Naqsyabandī� (1776 M – 1827 M).

Di dalam tafsir Rūḥ al-Ma’ānī ditemukan sekitar 1388 ayat 
yang ditafsir secara isyārah yang metode dan bentuk penafsirannya 
serupa dengan yang dilakukan oleh ulama-ulama sufi lain yang telah 
menulis tafsir yang bercorak isyārī. Untuk mengetahui ayat-ayat 
yang dipilih oleh al-A� lūsī� yang ditafsir secara esoterik (inner hidden 
meaning) ia memberi petunjuk dengan ungkapan, antara lain:

ب ت ، هذا من �ج �ي
آ
ي هذه ال

ن
شارة � ب الإ ت ، ومن �ج �ي

آ
ي هذه ال

ن
شارة �  والإ

شارة الإ

Dengan memuat tafsir isyārah dalam Rūḥ al-Ma’ānī, agaknya al-
Ālūsī ingin menghasilkan suatu karya yang lebih komprehensif, 

9 Mannā’ al-Qaṭṭān, Mabāḥiṡ fī ‘Ulūm al-Qur’ān (cet. XXV; Beirut: Muassasah al-
Risālah, 1414 H./1994 M.), h. 357. 
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yang lebih lengkap dibanding dengan karya-karya tafsir yang telah 
dihasilkan oleh mufasir lain sebelumnya, sehingga tafsirnya dapat 
disebut sebagai multaqā al-tafāsīr (tempat bertemunya kitab-kitab 
tafsir). Sehubungan dengan itu, al- Ẓahabī menyatakan, Rūḥ al-
Ma’ānī merupakan penghimpun dari ringkasan kitab-kitab tafsir 
sebelumnya.10 Pernyataan yang sama juga dikeluarkan oleh ulama 
lain, dan dalam kenyataannya, al-A̅lūsī merujuk kepada beberap 
kitab tafsir yang telah ditulis oleh ulama sebelumnya, diantaranya: 
Tafsīr Ibn ‘Abbās, Tafsir al-Baḥr al-Muḥīṭ  oleh Abū al-Ḥayyān (w. 654 
H), Tafsir al-Kasysyāf  oleh al-Zamakhsyarī (w. 528 H), Tafsir Jāmi’ al-
Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān oleh Ibn Jarīr al-Ṭabarī (w. 310 H), Tafsir 
Mafātiḥ al-Gaib  oleh al-Rāzī (w. 606 H), Tafsir Irsyād al-‘Aql al-Salīm 
ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm oleh Abū al-Su‘ūd (w. 982 H), Tafsir 
Ma’āni al-Qur’ān oleh al-Zajjāj (w. 311 H), Tafsir al-Durr al-Manṡūr fī 
al-Tafsīr al-Ma’ṡūr  oleh al-Suyūṭī (w. 911 H), Tafsir Majma’ al-Bayān 
fī al-Tafsīr al-Qur’ān oleh al-Ṭabrasyī (w. 265 H), dan Tafsir Anwār al-
Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl oleh al-Baiḍāwī (w. 691 H). 

Ditemukannya beragam penafsiran yang dimuat di dalamnya, 
tidak berarti al-A̅lūsī� tidak memiliki independensi. Sekalipun tafsir 
al-A̅lūsī� disebut sebagai multaqā al-tafāsir̄, tidaklah dapat dikatakan 
sebagai tafsir kliping, karena ia sendiri banyak mengemukakan 
komentar-komentar, bahkan terkadang melontarkan kritik-
kritik tajam terhadap suatu pendapat yang ia tidak setujui, lalu 
ditunjukkan solusinya.

Di dalam tafsirnya, al-A̅lūsī� tidak menyatakan secara jelas dan 
terinci tentang bentuk dan karakteristik penafsiran esoteriknya, 

10 Al-Z|ahabi>, op. cit., h. 356. 
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namun dapat diketahui dengan mengamati uraiannya berupa 
penakwilan-penakwilan simbolik terhadap ayat-ayat al-Qur’an.  
Karakteristik-karakteristik yang dapat dilihat dalam tafsirnya, 
antara lain: 1) nama-nama jenis ibadah lahiriah-jasmaniah 
dibawa pula pengertiannya kepada sisi dalam (ibadah batiniah-
rohaniah yang mencakup nafs, qalb, dan rūḥ. Pada ‘dimensi dalam’ 
mempunyai jenis salat, puasa, zakat, haji dalam bentuk tersendiri, 2) 
di dalam al-Qur’an, para rasul atau nabi yang disebutkan namanya 
dan disimbolkan sebagai rūḥ atau qalb, misalnya nabi Ibrāhī�m dan 
nabi Mūsā, sedang raja yang memusuhi para rasul disimbolkan 
sebagai nafs, misalnya Fir’aun, Namrūd, dan Jālūt, 3) benda-benda 
alam berupa planet-planet, seperti matahari, bulan, bintang, langit, 
dan bumi kadangkala dianalogikan dengan keadaan yang ada 
dalam batin manusia, yakni nafs, qalb, rūḥ, dan sirr. Demikian pula 
terhadap fenomena alam lainnya, misalnya “malam” disimbolkan 
sebagai “kegelapan nafs”; “siang” disimbolkan sebagai “cahaya rūḥ}”, 
4) karakteristik yang paling tampak ialah bahwa apabila seorang 
sedang membaca hasil penafsiran isyārah-nya ia akan merasakan 
seakan-akan ia sedang membaca sebuah buku tasawuf.

B. Makna Esoterik dan Tafsir Rūḥ al-Ma’āni ̄

Makna esoterik (outer literal meaning) al-Qur’an merupakan 
salah satu ciri penafsiran kaum sufi. Hal ini dijumpai pula dalam 
Rūḥ al-Ma’āni ̄ karya al-A̅lūsī�. Dari segi segi sumber dan metode 
penafsiran, tafsir Rūḥ al-Ma’āni ̄ karya al-A̅lūsī� itu, sebagian pakar 
memasukkan ke dalam pola tafsir bi al-ra’y, sementara yang lain 
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memasukkannya ke dalam pola al-tafsir̄ al-isyāri.̄ Kedua penilaian 
tersebut dapat dimengerti dengan pertimbangan bahwa apabila 
tafsir tersebut dicermati tentang metode yang ditempuh oleh 
penulisnya, yakni menggunakan kemampuan ijtihadnya di dalam 
menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an seperti yang ditempuh oleh 
mufasir-mufasir lain. Dalam konteks ini, Rūḥ al-Ma’āni ̄ dapat 
dikategorikan sebagai al-tafsir̄ bi al-ra’y. Di sisi lain, apabila dilihat 
dari segi adanya beberapa ayat yang ditafsir secara isyārah yang 
menggunakan penafsiran simbolik-sufistik, Rūḥ al-Ma’āni ̄ dapat 
dikelompokkan ke dalam al-tafsir̄ al-isyāri.̄

Al-Ż� ahabī� mengemukakan tentang tafsir Rūḥ al-Ma’āni ̄sebanyak 
sebelas halaman yang terdiri atas beberapa sub pokok bahasan, 
yaitu: 1) memperkenalkan penyusunnya, 2) memperkenalkan tafsir 
Rūḥ al-Ma’āni ̄ dan metode yang digunakan oleh penyusunnya, 3) 
kedudukan tafsir ini di antara tafsir-tafsir lain, 4) sikap al-A̅lūsī� dalam 
menghadapi penentang Ahl al-Sunnah, 5) sikap al-A̅lūsī� terhadap 
masalah-masalah ilmu al-kauniyyah, 6) masalah gramatika bahasa 
Arab (naḥw) yang banyak diangkat oleh al-A̅lūsī�, 7) sikap al-A̅lūsī� 
terhadap masalah-masalah fikih, 8) pandangan al-A̅lūsī� terhadap 
isrāiliyyāt, 9) masalah qirāah, munāsabah āyat, asbāb al-nuzūl, dan 
10) pandangan al-A̅lūsī� tentang tafsir al-isyāri.̄11

Al-Ż� ahabī� tidak memasukkan tafsir Rūḥ al-Ma’āni ̄ ke dalam 
kelompok tafsir bi al-isyārah,   melainkan tafsir bi al-ra’y al-
maḥmūd, sekalipun diakuinya sendiri bahwa sebagian kalangan 
ulama memasukkannya ke dalam jenis tafsir bi al-isyārah. Ia 

11 Al-Żahabī, op. cit., h. 352-362. 
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mengemukakan argumen bahwa ketika al-A̅lūsī� menafsirkan ayat-
ayat secara isyārah bukanlah itu yang menjadi tujuan utamanya, 
bahkan penafsiran isyārah-nya hanya sebagai pelengkap saja 
terhadap penafsiran zahirnya. Hal semacam itu, menurutnya, juga 
dilakukan oleh al-Naisābūrī� dalam tafsirnya.12 Perbedaan diantara 
keduanya terlihat pada istilah yang dipakai ketika akan melakukan 

penafsiran isyārah, al-A̅lūsī� memakai ungkapan  شارة ب الإ  dan  ومن �ج

yang sejenisnya, sedang al-Naisābūrī� memakai ungkapan  التأويل.

Lain halnya dengan al-Ṣābūnī�, ketika ia menyebutkan nama-
nama kitab tafsir yang termasuk dalam kelompok tafsir bi al-ra’y, 
dia menyebut Rūḥ al-Ma’āni,̄ demikian pula ketika ia menyebut 
nama-nama kitab tafsir yang termasuk dalam kelompok tafsir bi al-
isyārah, dia menyebut pula Rūḥ al-Ma’āni.̄13 Sedangkan al-Żarqānī�, 
memasukkan Rūḥ al-Ma‘āni ̄pada kelompok tafsir bi al-isyārah saja.14

Selain yang disebutkan di atas, ada satu buku yang khusus 
mengkaji tentang tafsir Rūḥ al-Ma‘āni ̄yang ditulis oleh Muḥsin ‘Abd 
al-Ḥāmid dengan judul al-A̅lūsi ̄Mufassiran. Penulisnya mengadakan 
12 Ibid., h. 361. Ungkapan al-Żahabī yang menyatakan bahwa penafsiran isyārah 

yang dilakukan oleh al-A̅lūsī dalam tafsirnya hanya sebagai pelengkap tidaklah 
sepenuhnya benar, kecuali kalau ia dilihat dari segi porsinya, yang memang hanya 
sedikit saja apabila dibanding dengan penafsiran zahirnya. Sekalipun porsinya 
sedikit, menurut pendapat penulis keberadaan penafsiran isyārī dalam tafsirnya 
bukanlah sekedar pelengkap saja dengan beberapa argumen yang dapat 
dikemukakan, antara lain; 1) Rūḥ al-Ma‘ānī yang menjadi nama bagi tafsirnya 
menunjukkan bahwa tafsirnya mengandung arti batin yang bersifat rohaniah, 
2) di dalam kata pengantar memulai tafsirnya, al-A̅lūsī menggunakan untaian 
kata-kata puitis sufistis, dan ditemui pula dalam kata pengantarnya uraian-uraian 
tentang al-Tafsīr al-Isyārī serta dijumpai pula pembelaanya terhadap keberadaan 
al-Tafsīr al-Isyārī dalam penafsiran-penafsirannya. 

13 Al-Ṣābūnī, op. cit., h. 195-201. 
14 Muḥammad ‘Abd al-‘Aẓīm al-Zarqānī, Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, jil. II 

(t.tp.: Dār al-Fikr, t.th), h. 84. 
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studi mendalam terhadap tafsir ini dengan tinjaun secara umum, 
tidak difokuskan pada ayat-ayat yang ditafsir secara isyārah. Bahkan, 
ia berpendapat bahwa dengan termuatnya penafsiran isyārah dalam 
tafsir Rūḥ al-Ma’āni ̄ merupakan kekurangan dan cacat tersendiri 
bagi tafsir al-A̅lūsī�.

Setelah ditelusuri ayat-ayat yang ditafsir secara isyārah oleh al-
A̅lūsī�, ditemukan 1388 ayat saja dari 623515 jumlah ayat al-Qur’an 
secara keseluruhan, atau 22,26 %. Ayat-ayat tersebut tersebar pada 
48 surat dari 114 surat al-Qur’an, atau 42,10 %. Jumlah ini kiranya 
cukup menjadi alasan untuk diposisikan Rūḥ al-Ma’āni ̄ karya al-
A̅lūsī� sebagai tafsir bercorak sufistik.

15 Terjadi perbedaan perhitungan di kalangan ulama tentang jumlah ayat al-
Qur’an. Ulama Mekah menetapkan 6210 ayat; ulama Madinah 6214 ayat; ulama 
Baṣrah 6204 ayat; ulama Kufah 6236 ayat; ulama Damaskus 6226/6227 ayat; dan 
ulama Ḥimṣ 6232 ayat. Lihat ‘Abd al-Razāq ‘Alī Ibrāhīm Mūsā, Mursyīd al-Khillān 
ilā Ma’rīfah ‘Addi A̅yi al-Qur’ān (cet. I; Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1409 
H/1989 M), h. 27-28. Dari angka-angka yang  bervariasi itu, ulama bersepakat 
pada angka 6200, yang diperselisihkan adalah selebihnya. Angka 6235 tersebut 
di atas, ditetapkan oleh penulis setelah menghitung langsung pada Muṣḥaf al-
Madīnah al-Nabawiyyah yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi dengan cara 
menjumlah setiap angka-angka nomor ayat yang tertera pada setiap akhir surat. 



Bagian Kedua

AL-A̅LU̅SI̅  DAN RU̅Ḥ AL-MA’A̅NI̅

A.		 Mengenal	Al-A̅lūsī:	Al-Ālūsī	dan	Silsilah	Nasab	Keluarganya

Nama lengkapnya adalah Abū al-S�anā‘ Syihāb al-Dī�n al-Sayyid 
Afandī� al-A̅lūsī� al-Bagdādī�. Ia dilahirkan pada tanggal 18 

Sya‘bān 1217 H./1802 M.16 ‘Adil Nuwaihiḍ menulis nama al-A̅lūsī� 
lebih lengkap lagi, yakni Maḥmūd ibn ‘Abdullāh ibn Maḥmūd ibn 
Darwisy al-Ḥusainī� al-A̅lūsī� Syihāb al-Dī�n Abū al-S�anā‘.17 Ayahnya 
bernama al-Sayyid ‘Abdullāh Afandī�. Ia sempat bertemu dengan 
Imām Abū Ḥanī�fah, bahkan pernah mengajar selama empat puluh 
tahun di Jāmi’  Abū Ḥanī�fah. Ia meninggal di Bagdad pada 1269 
H/1830 M dalam usia delapan puluh tahun. Ibunya bernama 
Fāṭimah, meninggal ketika al-A̅lūsī� masih kecil. Dari pihak ayahnya, 
silsilah keluarganya sampai kepada Ḥusain ibn ‘Alī� r.a., dan dari 

16 Muḥammad Syafīk Girbāl., et.al., al-Mawsū‘ah al-‘Arabiyyah al-Muyassarah, (ttp., 
Dār al-Sya’ab), h. 1664.  Khairuddin al-Ziriklī, al-A‘lām Qāmūs Tarjumān, (Jilid VII, 
Cet. II; Bairut; Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1989), h. 176

17 ‘Adil Nuwaihiḍ, Mu‘jam al-Mufassirīn, Jilid  II, (ttp., Mu’assasah Nuwaihiḍ al-
Ṡaqāfiyyāt, 1404 H./1986 M.), Cet. Ke-2, h. 665.
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pihak ibunya, silsilahnya sampai kepada Ḥasan ibn ‘Alī� r.a.18 Al-A̅lūsī� 
mempunyai dua orang saudara, yakni al-Sayyid ‘Abd al-Ḥamī�d (w. 
1324 H); al-Sayyid ‘Abd al-Raḥmān (w. 1284 H) dan dikaruniai lima 
orang putra, masing-masing: 1) Bahā’ al-Dī�n (1248 H - 1291 H/ 
1832 M – 1874 M); 2) ‘Abd al-Bāqī� Sa‘ad al-Dī�n (1250 H – 1298 H/ 
1834 M – 1874 M); 3) Nu‘mān Khair al-Dī�n (1252 H – 1317 H/ 1836 
M – 1899 M); 4) Muḥammad ‘A̅kif (1261 H – 1290 H/ 1845 M – 1873 
M); dan 5) Aḥmad Syākir (1264 H – 1330 H/ 1848 M – 1912 M).19

Ia dikenal dengan sebutan al-A̅lūsī�. Al-A̅lūsī� berasal dari kata 
A̅lūs, suatu tempat di tepi barat sungai Eufrat, yaitu antara kota 
Abū Kamāl dan kota Ramādi (antara Syam dan Bagdad). Al-A� lūsī� 
adalah nama sebuah keluarga yang telah banyak menampilkan 
anggota keluarganya menjadi intelektual (ulama) terkemuka di 
Bagdad pada abad ke-19 dan ke-20. Nenek moyang keluarga itu 
yang pada ujungnya bersambung dengan Ḥasan dan Ḥusain, putra 
ʻAlī� ibn Abū Ṭālib, melarikan diri ke A̅lūs akibat serangan Hulagu, 
dan anak cucunya di kemudian hari kembali ke Bagdad pada abad 
ke-11 Hijriyah (17 M). Salah satu keluarga al-A̅lūsī� yang terkenal 
ialah tokoh yang sedang dibicarakan.20 Ia dikenal sebagai seorang 
18 Lihat Muḥsin ʻAbd al-Ḥamīd, al-Ālūsī Mufassiran, (Bagdad: Maṭba’ah al-Ma’ārif, 

1388 H/ 1968 M), h. 40-41.
19 Ibid., h. 54-55. Lihat pula ‘Abbās al-‘Azzāwī, Żikrā Abī al-Ṡanā al-A̅lūsī, (Bagdad: 

Maṭba’ah al-Ṣāliḥiyyah, 1377 H/1954 M), h. 94-95.
20 Tim Penyusun Depag, Ensiklopedi Islam, (Jilid I; Jakarta: CV Anda Utama, 1993), 

h. 108. Riwayat tentang pelarian nenek moyang al-A̅lūsī ke daerah A̅lūs akibat 
serangan Hulagu yang bersumber dari Jurji Zaidān dibantah oleh Muḥammad 
Bahjat al-Aṡarī, dengan alasan bahwa berita itu tidak disebutkan dalam dua 
sumber utama, kedua sumber itu adalah: Ḥadīqah al-Wurūd  dan al-Misk al-
Azfar. Yang pertama ditulis oleh murid al-A̅lūsī sendiri, ̒ Abd al-Fattāh al- Syawwāf, 
dan buku kedua ditulis oleh cucunya Muḥammad Syukri al-A̅lūsī. Buku pertama 
ditulis selama al-A̅lūsī masih hidup, dan ia pernah membacanya serta mengakui 
isinya. Lihat Muḥsin ʻAbd al-Ḥamīd, op.cit, h. 39.    
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‘Allāmah (ulama besar) karena memiliki pengetahuan luas, baik 
dalam bidang ilmu naqli ̄ (bahasa, tafsir, hadis, fiqih, dan uṣūl) 
maupun‘aqli ̄  (mantiq, filsafat, kalām, dan ilmu alam) dengan 
spesialisasi yang mendalam pada setiap cabang dan dasar kedua 
bidang tersebut.21

Al-A̅lūsī� mendapatkan penghormatan tinggi di tengah-tengah 
masyarakatnya, yang dibuktikan dengan pemberian beberapa 
julukan atau gelar kepadanya. Diantara gelar penghormatan 
yang dimaksud adalah: Syaikh ‘Ulamā al-‘Irāq, al-Mutafarrid fi ̄
Jāmi‘ al-‘Ulūm bi al-Ittifāq, Ayat Allāh al-Kubrā, Nādirah al-Zamān, 
Baḥr al-Zamān al-Zāhir, Sib̄awaih al-‘Arabiyyah, Sa‘du Zamānih, 
Khātimah al-Mufassirin̄, al-Syihāb al-Ṡāqib, ‘Allāmah ‘Ulamā al-Irāq, 
al-Baḥr al-Ṭāmi,̄ Fakhr al- Islām, Ḥalla̅l al-‘Uwaisāt, dan Mufti al-
Anām. Pemberian gelar ini ada yang datang dari kelompok ulama, 
perkumpulan sastrawan, dan pihak penguasa.22

Berbagai gelar penghormatan yang disematkan kepadanya 
menjadi bukti bahwa dirinya adalah seorang alim yang menguasai 
beragam disiplin ilmu, yang jarang ditemukan bandingannya 
pada masanya. Hal ini dapat diketahui dari salah satu gelar yang 
diberikan kepadanya yaitu Nādirah al-Zamān (manusia langka pada 
zamannya).

Sekalipun ia telah mendapatkan penghormatan tinggi dan 
berbagai macam gelar yang menunjukkan atas kebesarannya dalam 
kapasitas keilmuan, ia tetap bersikap tawāḍu‘ dan tidak pernah 
21 Hafid Dasuki, et.al., Ensiklopedi Islam, Jilid I, (Jakarta: PT IKHTIAR VAN HOVE, 

1994), Cet. Ke-3, h. 130.
22 Lihat Muḥsin ʻAbd al-Ḥamīd, op.cit., h. 82.
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membanggakan dirinya apalagi meremehkan selainnya, bahkan 
tetap bersahaja dalam penampilan sehari-harinya, tidak ada 
bedanya dengan santri-santrinya, baik dari segi pakaian maupun 
dari segi makanannya. Ia sangat hormat terhadap semua gurunya, 
sampai-sampai ia tidak pernah mengetuk pintu rumah gurunya 
apabila ia ingin menemuinya. Dia bersabar menunggu terus di 
depan pintu sampai gurunya keluar menemuinya.23

Ketika tapal batas perjalanan hidupnya telah mencapai finish, ia 
wafat pada hari jumat pagi, tanggal 25 Ż� ulqaidah 1270 H/ 1854 M. 
Wafatnya didahului dengan penyakit demam sebagai akibat dirinya 
terkena hujan dalam perjalanannya pulang dari Istambul menuju 
Bagdad.24 Demam yang menjadi penyebab sekaligus mengantarnya 
pada kematiannya menunjukkan bahwa ia tidak menderita lama 
sebelumnya.

B.   Geneologi Intelektualnya

Riwayat pendidikan formalnya tidak jelas, sebab tidak 
ditemukan informasi yang akurat, apakah al-A̅lūsī� pernah 
menempuh pendidikan dalam sistem sekolah (klasikal ataukah 
tidak). Informasi yang ada bahwa ia melakukan pengembaraan 
intelektual dengan senantiasa berguru dari seorang syaikh ke 
syaikh yang lain. Model pendidikan semacam ini agaknya masih 
sangat umum pada masanya, sekalipun sudah ada beberapa sarana 
pendidikan dalam bentuk sekolah yang didirikan saat itu.

23  Ibid., h. 70.
24  Al-‘Azzāwī, op.cit., h. 53.
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Dia memiliki potensi kecerdasan yang baik. Tanda-tanda 
kecerdasan pada dirinya tampak sejak ia masih kecil. Buktinya, 
belum cukup usia lima tahun, ia telah memulai menghafal al-Qur’an, 
ia juga mempelajari matan beberapa kitab lain. Pengetahuannya 
dalam bahasa Arab, fiqh, hadis dan manṭiq yang diterima langsung 
dari ayahnya sudah dianggap memadai sebelum mencapai umur 
sepuluh tahun.25 Ayahnya telah berhasil meletakkan pondasi ilmu 
pengetahuan kepada al-A̅lūsī�, sehigga berbekal ilmu dari ayahnya, 
ia mengembara untuk mendalami berbagai disiplin ilmu keislaman.

Prestasinya dalam belajar tidak dapat diragukan lagi. Hal ini 
dibuktikan atas keberhasilannya mengantongi beberapa ijāzah26 
dalam berbagai disiplin ilmu. Telah menjadi kebiasaan pada 
masanya, apabila seorang pelajar telah menyelesaikan suatu atau 
beberapa macam pelajaran, kemudian oleh syaikhnya ia dianggap 
telah menguasai pelajaran tersebut, maka yang bersangkutan 
berhak mendapat ijāzah. Seorang pelajar dapat saja memperoleh 
banyak ijāzah, sebanyak jumlah jenis pelajaran yang pernah 
diikuti. Untuk mendapatkan ijāzah tidak ditentukan oleh waktu 
yang dihabiskan oleh seorang pelajar. Terkadang lama, terkadang 
pula singkat. Tergantung pada penilaian seorang guru terhadap 
muridnya. Namun seorang guru yang akan mengeluarkan ijāzah 
harus menilai muridnya seobjektif mungkin, karena apabila ia 

25 Lihat Muḥsin ‘Abd al-Ḥamīd, op.cit., h. 42
26 Ijāzah adalah surat keterangan yang menandai berakhirnya satu paket 

pengajaran dan di dalamnya dinyatakan bahwa seorang pelajar telah berhasil 
lulus dan berhak menyandang gelar ‘A̅lim (sarjana). Dalam ijāzah tertulis antara 
lain pesan-pesan guru yang menekankan agar senantiasa bertakwa kepada 
Allah, mengajarkan ilmunya dengan sungguh-sungguh, mengamalkan al-Qur’an 
dan hadis, serta selalu berakhlak mulia. Lihat al-‘Azzāwī, op.cit., h. 33-34.
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memberikan ijāzah kepada seorang pelajar yang belum berhak/
belum layak atau kepada orang yang tidak pantas, guru tersebut 
dapat dianggap sebagai penghianat ilmu dan akan menerima 
cemoohan.27 Integritas ulama (syaikh) pemberi ijāzah adalah kunci 
bagi integritas dan kompetensi keilmuan murid-muridnya. Dalam 
konteks ini, ijāzah-ijāzah atau rekomendasi-rekomendasi yang telah 
diperoleh al-A̅lūsī�, antara lain:

a. Dari ‘Alā al-Dī�n al-Mawṣulī�, dalam bidang ilmu-ilmu naqliyyah 
(bahasa, tafsir, hadis, fiqh dan uṣūl) dan ilmu-ilmu ‘aqliyyah  
yang mencakup manṭiq, filsafat, kalām dan ilmu alam.

b. Dari ‘Alī� al-Suwaidī� setelah ia selesai mempelajari kitab Syarh al-
Nukhbah, karangan Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī�. Dalam hubungannya 
dengan pemberian ijāzah ini, al-A̅lūsī� mengatakan:

ته. ميع مرو�ي ج يع اجازاته واجاز�ن كولده �ج وقد اوقف�ن على حج

Artinya: “Ia telah mewakafkan kepadaku semua ijāzah-nya, lalu 
diijāzah-kan kepadaku segala riwayat sebagaimana beliau meng-
ijāzah-kan kepada anak-anaknya”.

c. Dari al-Syaikh Yaḥyā al-Muzūrī�, dalam ilmu tafsir, hadis, fiqh, 
bacaan al-Qur’an, salawat, zikir, wirid serta semua ilmu-ilmu 
naqliyyah dan ‘aqliyyah. Al-A̅lūsī� berkata:

وز ل روايته وصحت ل درايته. ج
ة

ا � اجاز�ن �ج

27  Ibid., h. 16
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Artinya: “Ia meng-ijāzah-kan kepadaku apa yang ia boleh riwayatkan 
dan dirayah-kan);

d. Dari al-Syaikh  al-Muḥaddiṡ ‘Abd al-Raḥmān al-Kuzbirī�, dalam 
bidang ilmu naqliyyah dan ʻaqliyah. Ijāzah ini diterima ketika 
ia berada di Damaskus. Teks ijāzah ini agak panjang, karena 
termuat seluruh jalur sanad secara lengkap.

e. Dari Syaikh al-Islām Aḥmad ‘A� rif Ḥikmat. Ia memberikan ijāzah 
kepada al-A̅lūsī� sanad yang dimilikinya. Sebaliknya, al-A̅lūsī� 
juga meng-ijāzah-kan kepadanya apa yang ia miliki.28 Hal yang 
serupa, yakni saling memberi ijāzah terjadi antaranya dengan 
dua ulama lain yaitu al-‘Allāmah Muḥammad al-Tamī�mī� al-
Magribī� dan al-Syaikh al-Ma‘mar Ḥusain al-Dāgastānī�.29 Di 
antara ulama Istanbul yang sempat diberi ijāzah olehnya ialah 
‘Abd al-Raḥmān al-Ajahlī� dan Muḥammad Afandī� al-Rāfi’ ī�.30

f. Khusus ijāzah yang dikeluarkan Syaikh ‘Alā al-Dī�n al-Mauṣūlī�, 
diserahkan dan dibacakan dalam upacara kebesaran - semacam 
wisuda- bertempat di sekolah al-Khātūniyah, dihadiri para 
undangan baik dari kalangan ulama, tokoh masyarakat dan 
pejabat pemerintahan di Bagdad. Peristiwa ini terjadi di awal 
Ż� ulḥijjah 1241 H.31 Ketika itu ia berusia 24 tahun.

Salinan ija̅zah ini dari teks aslinya memuat empat halaman 
dengan tulisan kecil. Dalam ijāzah termuat antara lain, pembukaan, 

28 Lihat Muḥsin ʻAbd al-Ḥamīd. Op.cit., h. 57-59.
29 Ibid., h. 138
30 Ibid
31 Lihat al-‘Azzāwī, op.cit., h. 17. Lihat pula al-Ālūsī, Maḍāmāt al-A̅lūsī  (Fotocopy 

dari Mikrofilm, tersimpan di Dār al-Kutub al-Qaumiyyah, Mesir dengan nomor 
kode 4732, tth), h. 12.  
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memperkenalkan penerima ijāzah, pernyataan dan pengakuan 
pemberi ijāzah, penyampaian silsilah sanad yang lengkap, doa dan 
penutup.32 Berikut dimuat sebagian isi ijāzah tersebut:

سب ليفة ، وأولى كلا �ج  الحمد لله الذى أبدع بقدرته على وفق إرادته فطرة الحن

ا
ة

واص د� مه الحن
ن

سماء كلها . و�
أ
 قابليته ما يليق به من صبغة الحقيقة ، فعلم آدم ال

للبحث عن حقائق  ، يته ، خالص أهل صفوته  ك�ج ذر  وجلها . واصط�ن من أ

نباء ، فألهمهم علوم حقائقه ، وأعلهم نوادر
أ
 بطون ال

ن
طلاع على ما � شياء ، والإ

أ
 ال

  حقائقه ، وجعلهم مواضع ودائع أسراره ، ومطالع طوالع أنواره ، فاستنبطوا وأفادوا ،

قل هذا الكتاب وحامل هذا الدستور المستطاب ،  أو صنفوا وأجادوا... فإن �ن

ن ، اب الد�ي ن ، السيد محمود الملقب ب�ش ن الد�ي الفاضل الذكى ، والعالم الت�ة ، ز�ي

م دهره ، وصرف   كن الله ل ، وأسعد عمره آخره وأول ، قد بذل شطرا من أ�ي

الرسوم فرائد  ، واقتناء  العقلية  العلوم  اقتناص شوارد  و 
ن

� ، يعان عمره   معظم ر

قار�أ عندى  ، إفادة الحق�ي  لس  لازمة محج ، و�ج الفق�ي   صحبة 
ن

 النقلية ، كل ذلك �

ا يليق م�ن ما  ، وقبل  قيق وإتقان 
ة

قراءة �  ، تصرة  المطولة والمحن  ، ة  المعت�ج  الكتب 

قق لدى أنه من الفضل على جانب عظ�ي ، فلا
ة

 قبول تصديق وإيقان ، إلى أن �

 جرم أجزت ل تدريس العلوم ، ون�ش فوائدها ، وتقر�ي الرسوم وبسط موائدها ،

ن من وع والمراجعة ... وأيضا قرأ نفعنا الله تعالى به درس�ي ط المطالعة قبل ال�ش  ب�ش

شنوى ، وأخذ
أ
 أول تفس�ي البيضاوى على أفضل معاصريه الملا شيخ الكردى ال

ازى واجه الش�ي  مطلق التدريس وهو تليذ مول�ن الحن
ن

 التفس�ي بل �
ن

ذن �  منه الإ

ن الرازى ، رالد�ي ن مام �ن رجا�ن قدس سره ... ، تليذ الإ يف الحج  ، تليذ العلامة ال�ش

ن إ�ج ن عبد الملك �ج ن محمد الغزالى ، تليذ إمام الحرم�ي سلام محمد �ج ة الإ  تليذ حج

32  Ibid.
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وي�ن ، ... وهو من سبد الطائفة جنيد البغدادى ، ن يوسف الحج  محمد عبد الله �ج

ن مفلس السقطى ، ... وهو من الحسن البصرى ،  وهو من أ�ج الحسن ال�ى �ج
ن أ�ج طالب القرسش ن غالب ، على �ج ن ليث �ج ليفة أم�ي المؤمن�ي ة الحن  وهو من حصرن

ر الكئنات وأفضل الموجودات رسول الله ن ة �ن  الها�ش المكى المد�ن ، وهو من حصرن

م ن �ج ه وتقدس أن ينفع�ن والمسل�ي ن  محمد صلى الله عليه وسلم ... فأسأل الله ت�ن

كت أرواحهم ... وصلى الله على خ�ي خلقه محمد از من �ج  ويعيد على وعلى المحج

 غرة ذى الحجة
ن

ا � ر�ي
ة

ن . � ن ،  والحمد لله رب العالم�ي ع�ي  وعلى آل وصحبه أحج

م ، عليه أفضل �ن
أ
رة سيد ال ن من هج بع�ي ن وواحد وأر  الحرام ، عام ألف ومائت�ي

كمل السلام .  الصلاة وأ

C. Relasi Intelektualnya 

Selain menimba ilmu dari ayahnya sendiri sebagai ulama besar 
di negerinya, al-A̅lūsī� berguru pula kepada beberapa ulama lain, 
diantaranya: kepada Syaikh ‘Alī� al-Suwaidī� (w. 1237 H) dan Syaikh 
Khālid al-Naqsyabandī� (w. 1242 H). Ketika berusia tiga belas tahun, 
ia telah tercatat sebagai seorang ‘ālim. Di samping pendalaman 
yang dilakukan dari ulama-ulama terkemuka, dia juga mengajarkan 
ilmu yang dimilikinya.33 Umar Riḍā Kaḥḥalah menyebutkan nama 
gurunya yang lain, yaitu: ‘Abd al-‘Azī�z al-Syawwāf (w. 1246 H), Amī�n 
al-Ḥallī� (w. 1246 H) dan ‘Alā al-Dī�n al-Mauṣūlī�.34

Dalam Fahras al-Fahāris disebutkan beberapa orang guru 
al-A̅lūsī�, diantaranya: ‘Abd al-Raḥmān al-Kuzbī�rī�, ‘Abd al-Laṭī�f 

33 Tim Penyusun IAIN Syahid, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Jambatan, 1992), 
h. 108

34 ‘Umar Riḍā Kaḥḥālah, al-Mustadrak ‘alā Mu’jam al-Mu’allimīn, (Cet. ke-1; Beirut: 
Muassasāt al-Risālah, 1406 H/1986 M), h. 775
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ibn Hamzah Fatḥullāh al-Birūnī�; al-Syams Muḥammad Amī�n ibn 
‘A̅bidī�n, al-Syams al-Tamī�mī� al-Ḥanafī�; ‘Alā al-Dī�n ʻAli al-Mauṣūlī�; ‘Ali 
ibn Muḥammad Sa‘ad al-Suwaidī�; ‘Abd al-‘Azī�z ibn Muḥammad al-
Syawwāf (w. 1246 H/1830 M); Ma‘mar Yaḥyā al-Muzūrī� al-‘Imādī�. 
Khusus kepada Syaikh Islam ‘A̅rif Billāh ibn Ḥikmatullāh (1786-
1859 M), keduanya saling membagi ilmu dan pengalaman.35

‘Abbās al-‘Azzāwi dalam bukunya menyebutkan lima belas 
orang guru al-A̅lūsī� selain ayahnya sendiri. Mereka itu adalah: 

1)  Muḥammad ibn Aḥmad al-Ḥāfiẓ (w. 1844 m); 

2)  al-Ḥājj Darwisy ibn ‘Arab al-Ḥaḍarī�; 

3)  ‘Abd al-‘Azī�z al-Syawwāf (w. 1246 H/1830 M); 

4)  al-Sayyid Muḥammad 

5)  Amī�n, mufti di Ḥallah (w. 1246 H/1830 M); 

6)  Malā Rasūl al-Syaukī�, Yaḥyā al-Muzurī� (w. 1252 H); 

7)  al-Syaikh ‘Alī� ibn al-Syaikh Sa‘ī�d ‘Abdullāh al-Suwaidī� (w. 1237 
H/1821 M); 

8)  al-Syaikh ‘Alā al-Dī�n ‘Alī� Afandī� al-Mauṣūlī�; 

9)  al-Syaikh Ibrāhī�m al-Barzanjī�; 

10)  Aḥmad al-Żind, seorang ulama Kurdi; 

11)  Muḥammad As‘ad al-Ḥaiḍarī�, mufti mazhab Ḥanafī� (w. 1279 H); 

12)  al-Ustāż ‘Abd Fattāḥ al-Rāwī�; 

13)  al-Ustāż Muḥammad Sa‘ī�d al-Ṭabaqjalī�; 

35 ‘Abd al-Ḥayy ibn ‘Abd al-Kabīr al-Kattānī, Fahras al-Fahāris wa al-Iṡbāt wa 
Mu’jam al-Masyīkhāt wa al-Musalsalāt, (Juz I, Cet. II; ttp: Dār al-‘Arab al-Islāmī, 
1402 H/1982 M), h. 140
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14)  al-Ustāż al-Sayyid Muḥammad al-Ṭabaqjalī� ibn al-Sayyid Aḥmad 
al-Muftī� (w. 1265 H); dan 

15)  al-Ustāż ʻAbd al-Ganī� al-Jamī�l.36

Dari interaksi bersama guru-gurunya tersebut, waktu yang 
paling lama dihabiskan al-A̅lūsī� untuk berguru yaitu ketika ia 
berguru kepada Syaikh ‘Alā al-Dī�n al-Mauṣulī�. Ia tinggal bersamanya 
selama 13 tahun, yaitu dari tahun 1228 H sampai akhir tahun 1241 
H.37

Muḥsin ‘Abd al-Ḥamī�d, hanya menyebut dua belas orang guru 
al-A̅lūsī� selain ayahnya sendiri. Dari kedua belas Syaikh itu, tujuh 
diantaranya yang tidak disebut  oleh al-‘Azzāwī� di atas. Ketujuh 
orang yang dimaksud adalah: 

1)  Ḍiyā al-Dī�n al-Syaikh Khālid al-Naqsyabandī� (w. 1242 H/1826 
M), salahseorang pemimpin tarekat Naqsyabandiyah; 

2)  ‘Abdullāh Afandī� al-‘Umrī� (w. 1297 H/1864 M); 

3)  al-Syaikh al-Muḥaddiṡ ‘Abd al-Raḥmān al-Kuzbirī� (w. 1262 
H/1846 M); 

4)  al-Syaikh ‘Abd al-Laṭī�f ibn ‘Abdullāh al-Muftī� (w. 1260 H/1844 
M); 

5)  Syaikh al-Islām al-‘Allāmah Aḥmad ‘A̅rif  Ḥikmat (w. 1275 
H/1858 M); 

6)  al-Malā Ḥusain al-Jabūri dan 

7)  al-Sayyid ‘Alī� ibn al-Sayyid Aḥmad.38 

36  Lihat ‘Abbās al-‘Azzāwī, op.cit., h. 13-15
37  Ibid
38  Lihat Muḥsin ‘Abd al-Ḥamīd, op.cit., h. 58-59.
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Tentang murid al-A̅lūsī� tidak ditemukan informasi yang 

rinci mengenai siapa dan berapa muridnya. Yang jelas, ia pernah 

memimpin perguruan al-Marjāniyyah di Bagdad selama beberapa 

tahun. Diantara muridnya yang dapat dicatat namanya ialah ‘Abd al-

Fattāḥ al-Syawwāf, penulis riwayat hidupnya, Ḥadiq̄ah al-Wurūd.

 Dia telah mempelajari berbagai macam ilmu dari berbagai 

ulama, baik ulama yang berada di Bagdad maupun di luar Bagdad. 

Dari ayahnya, ia mempelajari bahasa Arab, fiqh Syafi’ī� dan Ḥanafī�, 

beberapa kitab hadis, ilmu manṭiq, kitab ajrūmiyyah, Alfiyyah Ibn 

Mālik, Gāyah al-Ikhtiār dan Manẓūmah al-Raḥbiyyah dalam ilmu 

farāid. Dari al-Sayyid ‘Alī� ibn Aḥmad, dipelajari kitab Syarḥ al-

Qusyji ̄li al-Risālah al-‘Aḍudiyyah. Dari ‘Abd ‘Azī�z Afandī�, antara lain 

dipelajari Ḥāsyiyah Mir̄ Abū al-Fatḥ ‘alā al-Risālah al-‘Aḍudiyyah; 

ʻIlmu A̅dāb wa al-Munāẓarah, karya al-Mas‘ūdī� dan ‘Abd al-Laṭī�f; 

Syarḥ al-Sira̅jiyyah, karangan al-Jurjānī� dalam ilmu farāid}. Dari 

Khālid al-Naqsyabandī�, dipelajari ilmu Tasawuf dan masalah al-ṣifāt. 

Dari ‘Abdullāh Afandī� al-‘Umrī�, dipelajari qirāah Abī� ‘Amr, qirāah Ibn 

Kaṡī�r, dan qirāah Nāfi’.39

Pengembaraan intelektualnya dari guru ke guru-guru 

yang lain dengan latar belakang keahlian yang berbeda-beda 

telah memperkaya dan mendukung dirinya sebagai ulama yang 

memiliki integritas keilmuan yang meyakinkan. Silsilah keilmuan 

dan kepakarannya tidak diragukan, sebab ia telah mendapatkan 

39  Lihat Ibid.
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beberapa ijāzah dari para gurunya. Bahkan tergolong langkah ulama 

seperti dirinya kala itu.

D. Buah Penanya

Karya al-A̅lūsī� yang terbesar dan yang paling terkenal adalah 
Kitab Rūḥ al-Ma’āni.̄ Selain itu, masih banyak karyanya yang lain, 
diantaranya:

1. Nasywah al-Syumūl fi ̄al-Safar ilā Istambūl, berisi tentang kisah 
perjalanannya ke Istambul, dan pengalamannya bertemu 
dengan para sastrawan dan ulama serta pertukaran pikirannya 
dengan mereka. Buku ini dicetak oleh penerbit al-Wilāyah (al-
Żaurā’) 1291 H.40 

2. Nasywah al-Madām fi ̄ al-‘Audah ilā Dār al-Salām, memuat 
penggalamannya bertukar pikiran dengan beberapa pakar 
dalam perjalanannya kembali ke Bagdad, dicetak oleh penerbit 
al-Wilāyah 1293 H.41

3. Garāib al-Igtirāb. Disebut juga dengan Nuzhah al-Albāb fi ̄ al-
Żihāb wa al-Iqāmah wa al-Iyāb. Kitab ini merupakan himpunan 
dari dua kitab sebelumnya dengan mengadakan tambahan dan 
pengurangan yang dirasa perlu. Dicetak di Bagdad 1327 H.42 

40  Lihat Muḥsin ‘Abd al-Ḥamīd, op.cit., h. 129-130.
41  Ibid., h. 131.
42  Ibid., h. 134-135.
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4. Daqāiq al-Tafsir̄. Muḥsin ‘Abd al-Ḥamī�d tidak mengakui kalau 
buku ini sebagai karya al-A̅lūsī� sekalipun beberapa penulis 
menetapkannya.43

5. Al-Kharid̄ah al-Gaibiyyah fi ̄Syarḥ al-Qaṣid̄ah al-‘Ainiyyah. Kitab 
ini adalah syarah dari kitab yang ditulis oleh ‘Abd al-Bāqi al-
‘Umrī� dalam bentuk puisi yang berisi puji-pujian terhadap ‘Alī� 
ra. Dicetak di Mesir 1270 H.44

6. Kasyf al-Ṭurrah ‘an al-Gurrah. Disebut pula dengan Gāyah al-
Ikhlāṣ bi Tahżib̄ Naẓm Durrah al-Gawwāṣ. Berisi syarah dan 
kritik terhadap buku Durrah al-Gawwāṣ fi ̄Auhām al-Khawwāṣ, 
karangan Abī� Muḥammad al-Qāsim ibn ‘Alī� ibn Muḥammad ibn 
Uṡmān al-Ḥarī�rī� (w. 516 H). Dicetak di Damaskus 1301 H.45 

7. Al-Ajwibah al-‘Irāqiyyah ‘an As’ilah al-I̅rāniyyah. Berisi tiga 
puluh jawaban yang datang dari Iran. Pertanyaan berkisar 
dalam masalah tasawuf , kalām, mantiq, falsafah, falak, bahasa, 

43 Di antara penulis yang menetapkan buku tersebut sebagai karya al-A̅lūsī adalah: 
al-Ustāż Muḥammad Bahjat al-Aṡarī dalam bukunya A’lām al-Irāq, al-Ustāż Khair 
al-Dīn al-Ziriklī dalam bukunya Qāmūs al-A’lām  dan Dr. Muḥammad Mahdī al-
Baṣīr dalam bukunya Nahḍah al-Irāq al-Adabiyyah. Alasan yang dikemukakan 
Muḥsin ‘Abd al-Ḥamīd tentang tidak benarnya informasi itu, bahwa ketika 
sedang meneliti beberapa manuskrip di perpustakaan al-Marḥūm Hāsyim al-
Alūsī, ia menemukan sebuah catatan di atas secarik kertas  yang ditulis dan 
ditandatangani oleh al-Ustāż Munīr al-Qāḍī (mantan Dekan Fakultas Hukum, 
mantan menteri pendidikan dan mantan ketua Majma’ al-‘Ilmī al-Irāqī). Dalam 
catatan itu tertulis antara lain: Saya telah menelaah manuskrip kitab Daqāiq al-
Tafsīr, milik al-Ustāż al-Sayyid Hāsyim al-A̅lūsī.... aku dapat menarik kesimpulan 
bahwa manuskrip ini bukan hasil karya al-A̅lūsī, melainkan adalah kumpulan dari 
tulisan yang diambil dari beberapa kitab tafsir. Dikumpul oleh seorang yang 
bernama Muṣṭafā, yang pernah bekerja sebagai sekretaris pada al-Maḥkamah 
al-Kubrā di kota Salonika. Memang, di ḥāsyiyah buku tersebut ada beberapa 
komentar al-A̅lūsī. Juga, dialah yang memberi nama buku tersebut dengan 
Daqāiq al-Tafsīr. Lihat Muḥsin, op.cit., h. 142-143.   

44  Ibid., h. 104
45  Ibid., h. 89-90.
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‘ulūm al-Qur’ān, sejarah tokoh dan perbedaan-perbedaan aliran 
dalam fikih. Dicetak bersama dengan kitab Khawātim al-Ḥikam 
di Mesir 1314 dan di A̅sitanah 1317 H.46  

8. Al-ajwibah al-‘Irāqiyyah ‘an As’ilah al-Lāhūriyyah. Berisi 
jawaban-jawaban al-A̅lūsī� terhadap beberapa pertanyaan yang 
datang dari Lahore dan India tentang munculnya beberapa 
kelompok baru di India yang mencela para sahabat Nabi, 
sementara mereka mengaku sebagai Ahl al-Sunnah.47

9. Al-Ḥāsyiah ‘alā al-Quṭr. Inilah buku pertamanya, ditulis ketika 
ia masih berumur tiga belas tahun. Tidak sempat diselasaikan, 
kemudian dilanjutkan oleh anaknya, Nu’mān Khair al-Dī�n dan 
diberi nama  Al-Ṭārif wa al-Tālid fi ̄ Ikmāl Ḥāsyiah al-Wālid. 
Ḥāsyiah ini memuat beberapa pembahasan terhadap metode 
yang ditempuh oleh Ibn Hisyām. Dicetak di Bagdad 1320 H.48  

10. Al-Nafakhāt al-Qudsiyyah fi ̄ al-Radd ‘alā al-Imāmiyyah.  
Memuat sanggahan al-A̅lūsī� terhadap akidah kaum syī�’ah yang 
bertentangan dengan akidah Ahl al-Sunnah. Buku ini tidak 
sempat diselesaikan.49

11. Al-Ṭirāz al-Mużhab fi ̄Syarḥ Qaṣid̄ah al-Bāz al-Asyhab. Buku ini 
adalah syarah dari kitab yang ditulis oleh ‘Abd al-Bāqī� al-‘Umrī� 
yang berisi pujian terhadap ‘Abd al-Qādir al-Jailānī� (w. 561 H). 
Ia menyelesaikan buku ini pada tahun 1255 H.50

46  Ibid., h. 119-120
47  Ibid., h. 114.
48  Ibid., h. 86. Lihat pula al-‘Azzāwī, op.cit., h. 85
49  Ibid., Muḥsin, h. 122.
50  Ibid., h. 100. Al-‘Azzāwī, op.cit., h. 89.
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12. Syaraḥ Sullam al-‘Urūj fi ̄ al-Manṭiq. Buku ini dinyatakan telah 
hilang.51

13. Safarah al-Zād li Safarah al-Jihād. Memuat pemberian motivasi 
kepada pejuang. Diterbitkan oleh percetakan Dār al-Salām 
Bagdad 1333 H.52

14. Al-Fayḍ al-Wārid ‘alā Rauḍ Murṡiyyah Maulānā Khālid. Buku ini 
merupakan syarah dari karya Sayyid Muḥammad Jawād yang 
berisi raṡā (in memoriam) atas kematian Khālid Naqsyabandī�. 
Dicetak di Mesir 1278 H. Dalam buku ini, al-A̅lūsī� banyak 
berbicara tentang tasawuf.53

15. Al-Fawā’id al-Saniyyah min al-Ḥawāsyi ̄ al-Kalambawiyyah fi ̄
al-Adab wa al-Munāẓarah. Memuat tentang tata  krama dalam 
berdiskusi.54

16. Syahiyy al-Nagam fi ̄ Tarjumah Syaikh al-Islām Aḥmad ‘A̅rif ibn 
Ḥikmat. Disebut pula dengan Syahiyy al-Nagam fi ̄ Tarjumah 
Waliyy al-Ni‘am. Nama lain buku lain ialah al-Ṣādih bi Syahiyy 
al-Nagam ‘alā Afnān Tarjumah Syaikh al-Islām wa Waliyy al-
Ni‘am. Buku ini memuat kisah perjalanannya ke Istanbul dan 
pertemuannya dengan ‘A̅rif Ḥikmat. Isi utamanya ialah riwayat 
hidup Syaikh Islam Aḥmad ‘A̅rif Ḥikmat. Selain itu, buku ini juga 
memuat riwayat hidup beberapa ulama Turki Uṡmāni yang 
terkenal.55

51  Ibid., Al-‘Azzāwī, h. 85.
52  Lihat Muḥsin, op.cit., h. 117.
53  Ibid., h. 95-96. Lihat pula al-‘Azzāwī, op.cit., h. 91-92.
54  Lihat al-‘Azza>wi>, Ibid., h. 91.
55  Lihat Ibid., h. 90.
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17. Bulūg al-Marām min Ḥalli Kalām Ibn ‘Iṣām. Dinamai pula 
dengan Ḥāsyiyah ’Abd al-Mālik ibn ‘Iṣām fi ̄‘Ilm al-Isti’ārah. Buku 
ini ditulis ketika ia masih berusia muda dan disiapkan menjadi 
buku pelajaran di sekolah.56

18. Nahj al-Salāmah ilā Mabāḥiṡ al-Imāmah. Buku ini mengacu 
pada buku al-Tuḥfah al-Iṡnae ‘Asyariyyah, karya ‘Allāmah al-
Hind Syah ʻAbd ‘Azī�z Gulām al-Dahlawī�. Buku inilah yang 
terakhir ditulis oleh al-A̅lūsī�, tidak sempat diselasaikan karena 
ia keburu wafat.57

19. Al-Tibyān fi ̄ Syarḥ al-Burhān fi ̄ Iṭā’ah al-Sulṭān. Disebut juga 
dengan Gāyah al-Tibyān. Buku ini adalah Syarḥ dari buku al-
Burhān, karangan al-Syaikh ‘Abd al-Wahhāb Afandī� Yāsī�n. 
Mengulas tentang keberadaan Daulah Uṡmaniyyah dipandang 
dari segi hukum serta kewajiban seluruh kaum muslimin 
mentaati Sultan Maḥmūd II.58

20. Anbā’ al-Abnā’ bi al-aṭyāb al-Anbā’. Buku ini memuat khusus 
pesan-pesan kepada anak-anaknya. Di antara pesannya ialah 
agar mereka lebih mengutamakan perhatiannya mempelajari 
kitab-kitab fikih, hadis, tafsir, ‘ulūm al-Qur’an dari pada kitab-
kitab filsafat; agar berpegang teguh kepada akidah salaf, 
berbaik sangka kepada kaum sufi dengan tidak menerima zahir 
ucapan mereka yang dapat menyesatkan.59

56  Lihat Ibid., h. 85. Lihat pula Muḥsin, op.cit., h. 107.
57  Lihat ibid., Muḥsin, h. 125.
58  Ibid., h. 109.
59  Ibid., h. 139.
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21. Al-Aḥwāl (al-Ahwāl) min al- Akhwāl. Memuat antara lain 
kehidupan pribadin ya dalam bidang keilmuan.60

22. Qaṭf al-Zahr min Rauḍ al-Ṣabr. Memuat antara lain peristiwa-
peristiwa sejarah yang terjadi di Bagdad pada masa kekuasaan 
Dawud Pasya pada tahun 1246.61    

23. Zajr al-Magrūr ‘an Rijz al-Gurūr. Isi utama buku ini ialah 
pemberian peringatan kepada manusia agar tidak terlalu 
tergiur terhadap kehidupan dunia. Memuat pula bagaimana 
perasaannya ketika jabatannya sebagai mufti dan pimpinan 
yayasan al-Marjāniyyah dicopot daripadanya.62

24. Saj’ al-Qamariyyah fi ̄ Rub’ al-‘Umriyyah. Buku ini antara lain 
berisi kritikan al-A̅lūsī� terhadap moral masyarakat yang bobrok 
dan tradisi-tradisi menyimpang yang dilakukan oleh kelompok 
sufi Baktasyi.63

25. Al-Fawā’id al-Saniyyah min al-Ḥawāsyi al-Kalambawiyyah. 
Buku ini merupakan ringkasan dari buku Ḥāsyiyyah al-
Kalambawiyyah fi ̅A̅dāb al-Baḥṡ wa al-Munāẓarah, karya Mīr̅ Abī� 
al-Fatḥ ‘Alī� al-Ḥanafiyyah.64

26. Maqāmāt al-A̅lūsi.̄ Kumpulan dari empat buah buku  yang 
tersebut di atas (no. 20, 21, 22 dan 23).

27. Syajarah al-Anwār wa anwār al-Azhār.65

60 Ibid.
61 Lihat al-A̅lūsī, Maqāmāt al-A̅lūsī., Foto copy Manuskrip Mikro film, tersimpan di 

D̄ar al-Kutub al-Qaumiyyah, Mesir. Tth., No. Registrasi 4732, h. 17 dst.
62 Ibid., h. 21 dan seterusnya.
63 Lihat Muḥsin, op.cit., h. 141.
64 Lihat al-‘Azzāwī, op.cit., h. 91.
65 Lihat Muḥsin, op.cit., h. 142.
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28. Ta‘liq̄āt ‘alā Kitāb ʻAbd al-Ḥakim̄ Ḥāsyiyyah al-Syamsiyyah.66

29. Ta’liq̄āt ‘alā al-Alfiyyah.67

Dari sekian banyak karya yang berhasil diselesaikan oleh al-
A̅lūsī�, sebagian besar masih dalam bentuk manuskrip.

Berdasarkan poin-poin tersebut di atas, diketahui bahwa 
al-A̅lūsī� mempunyai sekitar tiga puluh buah termasuk tafsirnya. 
Tiga buah buku yang disebut terakhir, tidak didapatkan informasi 
tentang pokok isi pembahasannya, tetapi dengan melihat judulnya 
saja, ada diantaranya yang bisa diprediksi isi dan kandungannya.

Berdasarkan informasi di atas, tentang jumlah hasil karya al-
A̅lūsī� berbeda dengan tulisan Ḥafid Dasuki dkk, dalam Ensiklopedi 
Islam. Di dalamnya dimuat bahwa al-A̅lūsī� tidak mewariskan karya 
tulis kepada generasi muda kecuali hanya sedikit sekali, yang salah 
satunya adalah Rūḥ al-Ma’āni.̄68 Sementara sumber lain menyatakan, 
al-A̅lūsī� meninggalkan banyak karya tulis, seperti yang diakui oleh Dr. 
Manī�’ ‘Abd al-Ḥalī�m Maḥmūd dalam bukunya Manāhij al-Mufassirin̄.69 
Sedangkan al-Mustadrak menginformasikan lebih banyak lagi, yang 
juga tidak dimuat oleh beberapa sumber lain.70 Al-‘Azzāwī� mencatat 
sekitar dua puluh enam buah buku.71 Sementara itu, Muḥsin ‘Abd 
al-Ḥamīd̅ merekam dua puluh tujuh buah dengan perincian, enam 
buah tentang bahasa dan sastra; enam buah tentang tatacara baḥṡ 

66 Ibid.
67 Ibid.
68 Ḥafid Dasuki, dkk, op.cit., h. 130.
69 Manī’ ‘Abd al-Ḥalīm Maḥmūd, Manāhij al-Mufassirīn, (Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, 

1978), Cet. ke-1, h. 282.
70 Kahḥālah, op.cit., h. 776.
71 Lihat al-‘Azzāwī, op.cit., h. 85-92.
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dan munāżarah, satu buah buku biografi; tiga buah berhubungan 
dengan riḥlah (perjalanan); tiga buah maqāmāt (karya sastra); dan 
enam buah yang tidak dimasukkan ke dalam salah satu kelompok 
tersebut di atas.72

Dari hasil penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa 
sumber, ternyata al-A̅lūsī� mempunyai banyak karya seperti yang 
tertera di atas. Jumlahnya mencapai tiga puluh buah, dan boleh jadi 
masih ada yang lain yang belum ditemukan informasinya.

Warisan intelektual melalui sejumlah karya yang ditinggalkan 
menunjukkan bahwa al-A̅lūsī� adalah seorang ulama besar yang telah 
menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam mengembangkan 
keilmuan Islam. Dia memajukan umat Islam pada masanya, sehingga 
salah seorang penulis riwayat hidupnya memasukkannya sebagai 
salah seorang mujaddid (pembaru).73

Selain dikenal sebagai mufassir, ia juga populer sebagai seorang 
muḥaddiṡ (ahli hadis), adib̄ (sastrawan) dan faqih̄ (ahli hukum Islam). 
Di samping itu, ia dikenal pula sebagai sosok yang bisa bekerjasama 
dengan pemerintah. Ia pernah beberapa kali diberi kepercayaan 
untuk menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Jabatan 
mufti dalam mazhab Ḥanafī� dipercayakan padanya pada tahun 1248 
H. yang kemudian dilepaskan tahun 1263 H. Sebelumnya, beberapa 
tahun ia memimpin lembaga Perguruan Marjaniyah di Bagdad. 

72 Lihat Muḥsin, op.cit., h. 86-142.
73 Al-Ziriklī, op.cit., h. 176. Penulis riwayat hidup al-A̅lūsī yang menyebutnya sebagai 

mujaddid tidak disebutkan namanya.
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Jabatan yang disebut terakhir hanya diberikan kepada orang yang 
dipandang terpandai di dalam negeri.74 

Ia dikenal pula sebagai pendidik yang sangat peduli terhadap 
kebutuhan anak didiknya, baik sandang, pangan maupun 
pemondokannya. Bahkan, pondokan santrinya lebih baik daripada 
tempat tinggalnya sendiri. Hal itu malah menyebabkan orang 
bertambah tertarik menimba ilmu darinya. Dari segi mazhab, 
ia menganut akidah salaf dan bermazhab Syafi’ī�, namun dalam 
banyak hal, ia adalah pengikut Abū Ḥanī�fah. Afiliasi mazhabnya 
yang demikian tidak mengahalangi dirinya untuk mewujudkan 
kecenderungannya dalam berijtihad.75 Itu menunjukkan bahwa ia 
bermazhab secara kontekstual, bahkan penganut lintas mazhab. 
Anyaman dari berbagai mazhab menjelaskan  bahwa ia penganut 
lintas mazhab.

E. Kondisi Sosio Politik pada Masanya

Sejak jatuhnya Bagdad ke tangan Hulagu Khan tahun 656 H., 
kekuasaan Bagdad selalu menjadi ajang rebutan antara penguasa 
Mongol, Persia, dan Ṣafāwiyyah. Hal ini dilanjutkan sampai 
datangnya pemerintahan Turki Uṡmānī� tahun 941 H/1543 M. 
Sulaimān Pasyā adalah penguasa pertama Turki Uṡmānī� yang 
ditugaskan di Irak, yaitu pada tahun 943 H.76 Pemerintah Turki 
Uṡmānī�, pada hakekatnya tidak dapat berlangsung lama, karena 
secara berangsur-angsur, kekuasaan diambil alih oleh penguasa 
74 Ibid., Lihat pula, Tim IAIN, Loc.cit. dan Tim Depag, op.cit., h. 108.
75 Ḥafid dasuki, dkk, et.al., op.cit., h. 130.
76 Lihat Muḥsin, op.cit., h. 28.
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Mamluk.77 Terjadinya political instability (ketidakstabilan politik) 
menjadi sebab kehancuran pemerintahan Turki Uṡmānī�.

Selain pergolakan politik di dalam negeri yang tidak pernah 
berhenti, campur tangan bangsa asing, utamanya Inggris, semakin 
memperkeruh keadaan. Klimaksnya, terjadi ketika mereka berhasil 
memaksa Dāwūd Pasyā sebaggai wazir̄ di kala itu, keluar dari 
Bagdad. Peristiwa itu terjadi setelah permusuhan antara keduanya 
berlangsung selama kurang lebih lima belas tahun (1232 H-1247 
H/1816 M-183)

Penguasa-penguasa yang pernah menduduki jabatan wazir̄ 
yang semasa dengan al-A̅lūsī� adalah : 

1) Dāwūd Pasyā, berkuasa 1232 H-1247 H/1816 M-1831 M; 

2) ‘Alī� Riḍa Pasyā, memerintah 1247 H/1258 H/1831 M-1842 M; 

3) Muḥammad Najī�b Pasyā, berkuasa 1258 H-1265 H/1842 M-1849 
M; 

4) ‘Abdi Pasyā, berkuasa 1265 H-1267 H/1849 M-1851 M; 

5) Muḥammad Wajīh̅ Pasyā, berkuasa selama setahun 1267 H/1851 
M; dan 

6) Muḥammad Rasyīd̅ Pasyā, berkuasa selama setahun 1268 
H/1852 M; 7) Nāmiq Pasyā al-Kabī�r, berkuasa 1268 H-1269 
H/1852 M-1853 M.78

Tidak dapat dibayangkan bagaimana runyamnya situasi politik 
yang tidak stabil dalam negeri di Bagdad pada saat itu, khususnya 

77  Ibid
78  Ibid., h. 31-33.
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di Irak, yang juga dirasakan oleh al-A̅lūsī�. Dalam jangka kurang 
lebih tiga puluh empat tahun saja telah terjadi tujuh kali pergantian 
penguasa. Imbas dari situasi yang tidak menentu itu sedikit 
banyaknya menimpa pula al-A̅lu̅sī ̅dan ulama-ulama lainnya. 

Jabatan mufti ̄ merupakan jabatan yang ada hubungannya 
dengan politik dan kekuasaan79 yang jabatan ini akan ditentukan 
oleh kebijaksanaan pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika 
wazir̄ ‘Alī� Riḍā Pasyā datang menggantikan Dāwūd Pasyā, al-A̅lu̅sī ̅
dilaporkan oleh orang-orang yang tidak senang kepadanya dengan 
tuduhan bersekongkol dengan Dāwūd Pasyā, menyebabkan ia harus 
menyembunyikan diri selama beberapa waktu lamanya. Atas jasa 
mufti ̄ ‘Abd al-Ganī� Afandī� al-Jamī�l, yang memberikan perlindungan 
di kediamannya, akhirnya penguasa dapat memaafkannya. Pada 
saat itu, kepadanya dipercayakan menduduki jabatan sekretaris 
mufti ̄ dan sebagai guru pada madrasah al-Qādiriyyah.80 Namun, 
musibah berikutnya kembali menimpa dirinya, ketika sang mufti ̄
diturunkan dari jabatannya. Berdasarkan laporan-laporan yang 
masuk, akhirnya penguasa menangkapnya dan menahannya selama 
satu setengah tahun. Penguasa kembali memaafkannya lagi setelah 
beberapa pengikut tarekat Naqsyabandiyyah turut bernegosiasi 
dan memberikan pengertian kepadanya. Berkat ilmu yang luas 
yang dimiliki al-A̅lūsī� serta mendapat pengakuan dari pihak wazir̄, 
akhirnya segala jabatan yang pernah ditinggalkan dikembalikan 
kepadanya, lalu ditambah lagi jabatan-jabatan lain, seperti 

79  Lihat al-Azzāwī, op.cit., h. 55.
80  Lihat Muḥsin, op.cit., h. 43.
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penetapan atas dirinya sebagai penceramah satu-satunya dalam 
majelis wazir̄. Bukan hanya sampai di situ, dua jabatan yang sangat 
bergengsi diserahkan pula kepadanya, yakni memimpin perguruan 
Marjāniyyah dan menjadi mufti ̄dalam mazhab Ḥanafiyyah.81

Musibah yang lebih besar kembali menimpa dirinya, yaitu 
segala jabatan yang disandang sebelumnya dicopot daripadanya. 
Peristiwa ini terjadi pasca pergantian wazir̄ dari tangan ‘Ali Rasyī�d 
Riḍā ke tangan Muḥammad Najī�b Pasyā 1258 H/1840 M.82 Al-A̅lūsī� 
menyandang jabatan mufti � sejak 16 Ż� ulqaidah 1249 H/1833 M 
sampai dengan 27 Syawal 1263 H/1847 M.83

Karena jabatan mufti � erat hubungannya dengan politik, ia tidak 
terlalu mempermasalahkan kalau jabatan itu diambil dari tangannya. 
Bahkan, ia berterimakasih dan memuji Tuhan, karena jabatan 
itu memang dirasakan sangat berat disebabkan adanya tekanan-
tekanan dari pihak penguasa di dalam menjalankan tugas tersebut. 
Dengan melepaskan jabatan tersebut, ia dapat berkonsentrasi 
menyelesaikan tafsirnya yang belum rampung ketika itu.84

Kekecewaan al-A̅lūsī� bukan terletak pada pencopotan 
jabatannya sebagai mufti �, tetapi terletak pada cara dan rekayasa 
yang diperlakukan oleh pihak penguasa untuk menjatuhkannya, 
termasuk tuduhan pada dirinya sebagai salah seorang penggerak 
massa untuk melakukan demonstrasi di luar istana wazir̄, 

81  Ibid., h. 44. 
82  Ibid., h. 45.
83  Ibid., h. 51, 54. 
84  Ibid., h. 54. Lihat pula Muḥsin, op.cit., h. 46.
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Muḥammad Najī�b Pasyā.85 Hal lain yang menjadikan ia kecewa, 
karena jabatannya sebagai pemimpin perguruan Marjāniyyah ikut 
pula diambil, padahal menurutnya, jabatan tersebut telah dipegang 
sebelum menduduki jabatan mufti � yang tidak berhubungan langsung 
dengan masalah politik. Dengan hilangnya kedua jabatan tersebut, 
al-A̅lūsī� hidup dalam keadaan sangat menderita dan memaksanya 
berangkat menuju ke Istambul untuk mengadukan keadaannya 
kepada pihak yang berwenang.86 Itulah sekelumit gambaran hiruk 
pikuk situasi politik dalam negeri yang tidak pernah berhenti 
bergolak pada masa hidupnya, di mana ia ikut pula merasakan 
pengaruhnya.

F. Pandangannya tentang Tafsir Secara Umum.

Dalam muqaddimah tafsirnya, al-A̅lūsī� mengemukakan 
beberapa informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 
tafsir. Ada lima faedah yang disebutkan sebelum ia memulai 
tafsirnya. 

a. Penjelasan mengenai makna tafsir dan takwil, kebutuhan 
kepada ilmu ini serta keutamaannya. Pada bagian ini al-A̅lūsī� 
menjelaskan makna tafsir dan takwil menurut bahasa dan 
istilah dengan mengutip pendapat berbagai pakar. Ada suatu 
hal yang perlu digarisbawahi, bahwa ketika ia mengemukakan 
pendapat yang mengatakan: “Tafsir ialah yang berkaitan 

85   Lihat Ibid., al-‘Azzāwī, op.cit., h. 46.
86  Lihat Muḥsin, op.cit., h. 46. 
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dengan riwāyah, sedang takwil ialah yang berkaitan dengan 
dirāyah” ia menegaskan bahwa takwil ialah isyārah qudsiyyah 
dan pengetahuan ilāhiyyah yang tertuang melalui ungkapan-
ungkapan penempuh jalan spiritual (sālikin̄) dan tercurah 
dalam ilmu gaib kepada hati para ʻarif̄in̄. 

b. Tentang ilmu-ilmu bantu yang diperlukan bagi calon mufasir, 
tentang tafsir bi al-ra’y, dan tentang bagaimana hukumnya 
penafsiran kaum sufi. Dalam kaitannya dengan ilmu bantu, 
al-A̅lūsī� mencatat tujuh macam ilmu, yakni : a) ilmu bahasa, 
utamanya dalam penguasaan mufradāt al-‘arābiyyah (kosa 
kata bahasa Arab); b) ilmu kaidah bahasa Arab (naḥw); c) ilmu 
ma’āni,̄ baya̅n dan badi’̄; d) ilmu hadis; e) ilmu uṣūl al-fiqh; f) 
ilmu kalam; dan g) ilmu qirāat. Kemudian ia menguraikan 
secara panjang lebar tentang tafsir bi al-ra’y dan al-tafsir̄ al-ṣūfi.̄

c. Tentang makna kata ‘al-Qur’an’ dan nama-nama lain al-Qur’an. 
Dalam konteks ini, al-A̅lūsī� menjelaskan secara luas dan terinci 
dengan memunculkan berbagai pendapat ulama. 

d. Tentang al-Qur’an sebagai kalāmullāh yang tidak diciptakan. 
Dalam masalah ini, al-A̅lūsī� memaparkan penjelasannya 
sepanjang sebelas halaman. 

e. Tentang al-Aḥrūf al-Sab’ah.87  Dalam studi al-Qur’an, lebih 
familiar dengan istilah qir a̅’at sab’ah.

87  Lihat al-A̅lūsī, Juz I, op.cit., h. 5-20.
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Berangkat dari uraian-uraiannya tentang hal yang berhubungan 
dengan tafsir secara umum, pada dasarnya al-A̅lu̅sī ̅ tidak berbeda 
dengan mufasir-mufasir esoterik lain yang menetapkan bahwa 
seorang calon mufasir harus memiliki ilmu-ilmu bantu untuk 
dapat melakukan penafsiran al-Qur’an. Adapun tentang esoterik 
(al-tafsir̄ al-isyāri)̅, al-A̅lūsī� menegaskan bahwa “barangsiapa yang 
mengklaim dirinya mengetahui rahasia-rahasia al-Qur’an sebelum 
mendalami makna zahirnya, maka orang tersebut diibaratkan sama 
dengan seorang yang mengaku pernah masuk ke dalam Ka’bah 
tanpa melewati pintunya”.88 Artinya, makna zahir adalah makna 
yang mesti diketahui sebelum menyelami makna esoterisnya 
(makna batinnya).

G.	 Sikapnya	terhadap	Tasawuf	dan	al-Tafsīr	al-Isyārī.

Secara spesifik, sikap al-A̅lūsī� terhadap tasawuf dan tafsir 
yang bercorak esoterik (isyāri)̄ untuk dijadikan sebagai pengantar 
mengikuti penafsiran-penafsirannya yang bercorak isyāri ̄terhadap 
sebagian ayat-ayat al-Qur’an. Al-Tafsir̄ al-Isyāri ̄ erat hubungannya 
dengan tasawuf dan dalam kenyataannya ada beberapa kitab tafsir 
yang ditulis dalam corak ini dilakukan oleh para ulama sufi dan 
penafsiran-penafsirannya bersifat sufistik.

Tidak ditemukan informasi dari seorangpun yang menyatakan 
bahwa al-A̅lūsī� adalah seorang sufi. Akan tetapi yang pasti, ia seorang 
pengikut tarekat Naqsyabandiyyah. Di dalam tulisan-tulisannya, ia 
sering menyebut nama gurunya dan mengutip ucapan-ucapannya, 
88  Ibid. 



| 44 |

Menembus Dimensi Esoterik

yaitu Khālid al-Naqsyabandī ̅(w.  1242 H/1826 M), pemimpin tarekat 
Naqsabandiyyah pada masanya. Salah satu buku yang berhasil 
diselesaikan berjudul al-Faiḍ al-Wārid ‘alā Raud Mursiyyah Maulānā 
Khālid, merupakan syarah dari sebuah buku rasā’ (in memoriam) 
terhadap pemimpin tarekat tersebut yang ditulis oleh al-Sayyid 
Muḥammad al-Jawād, seperti telah dikemukakan sebelumnya ketika 
menyebut karya-karya al-A� lūsī�.

Ajaran-ajaran tarekat Naqsyabandiyyah memberi pengaruh 
yang mendalam dan kuat terhadap pemikiran-pemikiran tasawufnya. 
Isi buku tersebut di atas menunjukkan bahwa ia telah mempelajari 
tasawuf dengan baik dan mendalam. Ia banyak menukil pandangan 
tokoh-tokoh sufi dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan 
kehidupan spiritual, antara lain ‘Abd Qādir Jailānī�, Ibn ‘Arabī�, ‘Abd al-
Karī�m al-Jī�lī�, al-Imām al-Gazālī�, dan al-Junaid.89 Khusus kepada guru 
tarekatnya, Khalid al-Naqsyabandī�, ia menghormatinya melebihi 
gurunya yang lain. Salah satu ucapannya yang ditujukan kepada 
gurunya yaitu:

ية والباطنية. ن الظاهر ست�ي لر�أ ن �ج ن العلية والعملية، والفا�أ ن للحكمت�ي هو الحا�أ

Artinya: Dia peraih dua hikmah yakni ilmiah dan amaliah, pemenang 
dua pimpinan yakni ẓāhiriyyah dan bāṭiniyyah.

89 Lihat Muḥsin, op.cit., h. 99 dan 303.
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Ia menempatkan gurunya itu sebagai mursyid dan dianggapnya 
sebagai qutub dan wali dengan mendendangkan seuntai syair:

فلى فيه أستاذ ولىي فيه مرشد + ولى فيه قطب ذو اتصال ولى ولى.90

Pemikiran-pemikiran tasawufnya banyak dijumpai di dalam tafsirnya, 
utamanya ketika ia masuk ke dalam penafsiran isyārah. 

Pernyataan-pernyataan tersebut sekaligus mencerminkan 
sikapnya terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan 
ajaran-ajaran atau teori-teori dalam tasawuf. Misalnya: 1) Dia 
mengakui kekeramatan wali sekalipun kekeramatan wali itu tidak 
menjadi syarat mutlak bagi seorang wali sebagaimana wajibnya 
mukjizat bagi seorang rasul;91 2) Kasyaf salah satu jalan untuk 
sampai kepada ma’rifah;92 3) Dia juga berbicara tentang wiḥdah al-
wujūd dengan peringatan keras agar berhati-hati dalam masalah 
ini;93 4) Dia meyakini bahwa kajadian yang bisa terjadi pada nabi-
nabi juga bisa terjadi pada wali-wali;94 5) Dia menerima istilah 
al-Ḥaqiq̄ah al-Muḥ̄ammadiyyah dan al-Ta‘ayyun al-Awwal (entitas 
pertama);95 6) Dia mempercayai pula bahwa lafal ‘Allah’ mempunyai 

90 Lihat ‘Abd Gafūr Maḥmūd Musṭafā Ja’far, Madāris wa Manāhij fī̄ Tafsīr al-Qur’ān, 
(Kairo: tp., 1998 M), Cet. Ke 1. h. 260.

91 Al-Ālūsī, op.cit., Juz XI, h. 179.
92 Ibid., Juz I, h. 142-143.
93 Ibid., Juz VII, h. 7, Juz XXV, h. 8, 10. 
94 Ibid., Juz I, h. 290. 
95 Ibid., h. 25. 
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banyak rahasia;96 dan 7) Dia mempercayai adanya al-Aqṭāb, al-
Autād, al-Abdāl, al-Nuqabā’, dan al-Nujabā’.97

 Ia mempunyai perhatian besar terhadap praktik-praktik 
tasawuf yang dilakukan oleh berbagai kelompok tarekat pada 
zamannya. Apabila dia melihat sesuatu yang dilakukan oleh 
mereka yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang semestinya, 
menurut keyakinannya, dia katakan terus terang dan menyatakan 

96 Ibid., h. 158. 
97 Ibid., Juz XI, h. 178. Istilah-istilah tersebut sangat popular di kalangan orang-

orang sufi. Pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa istilah-istilah 
tersebut tidak mempunyai dasar, dibantah oleh al-Ṣuyūṭī dengan menunjuk 
beberapa hadis dan aṡar yang telah dihimpun dalam bukunya al-Khabar al-Dāl. 
Salah satu riwayat yang diduga sebagai ucapan ‘Alī ra berbunyi: بالشام  البدلاء 
 Abdāl berdiam) .والنجباء بمصر والعصائب بالعراق والنقباء بخرسان والأوتاد بسائر الأرض.
di Syam. Nujabā’ di Mesir, ‘Asāib di Iraq, Nuqabā’ di Khurasan, dan Autād di 
seluruh pelosok bumi). Tidak ada kata sepakat di kalangan sufi tentang susunan 
hierarki mereka, demikian pula jumlahnya. Ada empat puluh orang Abdāl, 
menurut pendapat Ibn Hambal dan al-Hujrīwi, tiga ratus orang menurut al-
Makkī, sementara Ibn ‘Arabi berpendapat tujuh orang. Lihat Ḥasan al-Syarqāwī, 
Mu’jam Alfāz al-Sūfiyyah ,(Kairo: Muassasah Mukhtār, 1987), Cet. Ke-1, h. 22-
23, 25. Dalam kitab Rauḍ al-Rayāhīn fī̄ Hikāyat al-Sālihīn, al-Yāfi’ī menyebutkan 
suatu riwayat dari al-Hidr as yang mengatakan: “Dari tiga ratus wali, tujuh 
puluh di antaranya adalah Nujabā’, tiga puluh Autād, sepuluh Nuqabā’, tujuh 
‘Urafā’, tiga Mukhtārūn, dan satu orang disebut al-Quṭb al-Gauṡ al-Fard. Lihat 
Ibid., h. 24. Gelar Abdāl (para pengganti) dapat berarti bahwa apabila seorang 
di antara mereka meninggal, maka diganti oleh seorang di antara mereka. Lihat 
Ibid., h. 63. Pendapat lain mengatakan, Abdāl adalah tujuh wali yang menjaga 
tujuh benua. Mereka disebut Abdāl karena mereka dapat berubah-ubah dalam 
berbagai wujud yang dikehendaki. Mereka dapat berada di suatu tempat, dan 
menunjukkan jasadnya di beberapa tempat sekaligus. Lihat Khan Sahib Khaya, 
Studies in Tasawwuf, diterjemahkan oleh Ahmad Nasir Budiman dengan judul 
Tasawuf Apa dan Bagaimana (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1996), Cet. Ke-2, 
h. 199. Ibn Taimiyah termasuk di antara ulama yang menyatakan bahwa nama-
nama itu tidak ada dasarnya, baik dari Al-Qur’an maupun dari hadis. Bahkan hadis 
lemah pun tidak ditemukan, kecuali istilah Abdāl yang berdasar pada riwayat 
‘Alī ra, yang menurutnya munqati’ al-isnād. Lihat Al-Alūsī, op.cit., Juz VI, h. 94-
95. Al-Syaibī menyayangkan pernyataan Ibn Taimiyah, karena di dalam Musnad 
Ibn Ḥambal dan Sunan Abū Dāwūd disebutkan dua hadis lain yang sanadnya 
melalui Ubādah ibn al-Sāmit dan Ummu Salamah, yang menyebutkan tentang 
istilah al-Abdāl. Lihat Dr. Kamil Mustafa al-Syaibi, al-Silah Bain al-Tasawwuf wa 
al-Tasyayyu’, (Mesir: Dār al-Ma’ārif, tt.) Cet. Ke-2, h. 459.
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ketidaksetujuannya. Hal-hal yang tidak dapat dia tolerir, antara 
lain: 1) Adanya sebagian dari pengikut tarekat tertentu yang 
mengklaim dirinya sebagai wali, padahal, kata al-A̅lūsī�, mereka itu 
adalah wali setan dan zindiq̄. Hal ini dikemukakan al-A̅lūsī� dalam 
rangka ‘membela wali Allah’ yang sesungguhnya dari tuduhan yang 
dialamatkan kepadanya sebagai seorang gila. Hal ini dapat dilihat 
ketika ia menafsir ayat 6 surat al-Ḥijr.98

Walaupun demikian ia menegaskan bahwa apabila ada orang 
yang mengaku wali, tetapi perbuatannya menyalahi syariat maka 
orang tersebut adalah wali setan sekalipun ia mampu berjalan di atas 
air atau melayang di udara;99 2) ia mengecam praktik yang dilakukan 
oleh sebagian pengikut tarekat al-Rifā’iyyah, yang disebutnya 
sebagai perbuatan kefasikan yang dapat menjerumuskan kepada 
kekafiran. Misalnya, mereka mempraktikkan masuk ke dalam api 
yang sedang menyala;100 3) ia menolak adanya semacam ketentuan 
dan kewajiban bagi seorang sufi untuk memakai pakaian kasar dan 
memakan makanan lunak;101 4) ia tidak membenarkan pengakuan 
tentang adanya legitimasi bagi kaum sufi/wali untuk berbuat 
sekehendaknya terhadap seluruh alam;102 5) ia tidak sependapat 
dengan orang yang membolehkan ber-tawassul selain Allah.103 
Walaupun demikian, ia menganjurkan menziarahi kuburan orang-
orang saleh dan membolehkan berdoa kepada Allah di kuburan 

98  Al-A̅lūsī, Ibid., Juz XIV, h. 53. 
99  Lihat al-A̅lūsī, Maqāmāt, op.cit., h. 3.
100  Ibid., Juz XVII, h. 69-70.
101  Ibid., Juz XV, h. 260. 
102  Ibid., Juz XXII, h. 101. 
103  Lihat Muḥsin, op.cit., h. 309. 
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para wali, tetapi tidak membolehkan meminta tolong dari seorang 
wali atau orang saleh yang menghuni kuburan.104

Sebagai seorang pemerhati tasawuf dan pengikut tarekat 
Naqsyabandiyyah, ia tidak menghendaki adanya penyusupan dari 
ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam ke dalam dunia 
tasawuf, seperti yang ia saksikan pada masa hidupnya dari berbagai 
macam aliran tarekat yang dapat menyesatkan. 

Mengenai pandangannya terhadap outer literal meaning 
(makna isyāri)̄, al-A̅lūsī� menerangkan dalam kata pengantar 
tafsirnya. Di dalam pengantarnya, ia mengemukakan pengakuannya 
terhadap keberadaan tafsir eksoterik (zahir) sebagai dasar berpijak 
untuk melangkah ke tafsir isyārah. Bahkan – seperti dikemukakan 
sebelumnya - ia mengatakan, barang siapa yang mengaku memahami 
rahasia-rahasia al-Qur’an sebelum menguasai aspek eksoteriknya, 
sama halnya dengan seorang yang mengaku telah masuk di dalam 
Kakbah tanpa melalui pintunya. Ia sangat menyayangkan apabila 
ada orang yang mengingkari bahwa al-Qur’an tidak mengandung 
inner hidden meaning (arti batin), bahkan seorang yang mempunyai 
akal lemah atau iman yang sekecil atom sekalipun tidak wajar untuk 
mengingkarinya. Untuk menguatkan pandangannya itu, ia mengutip 
sebuah hadis yang mendasari bahwa al-Qur’an mempunyai eksoterik 
(arti zahir) dan esoterik (arti batin). Hadis itu dikeluarkan oleh Ibn 
Abī� Ḥātim melalui al-Ḍaḥḥāk dari Ibn ‘Abbās: 

ن
ن

ائبه ول تبلغ غايته، � ور وبطون، ل تنقطع عج ون وفنون و�ن ج
ش

 القرآن ذو س
104  Lihat al-A̅lūsī, Maqāmāt, loc.cit. 
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ا، ومن أوغل فيه بعنف هوى، أخبار وأمثال وحلال وحرام ج
ن

فق �  أوغل فيه �ج

طن، فظهره التلاوة وبطنه التأويل، ر و�ج سن ومنسوخ ومحكم ومتشابه و�ن  و�ن

اء. 105 السوا به العلاء وجانبوا به الس�ن ج
ن

�

Artinya: Al-Qur’an mempunyai banyak cabang dan pengetahuan, 
zahir dan batin, keajaibannya tidak akan habis dan batasnya tidak 
mungkin digapai, siapa yang menggeluti dengan lemah lembut ia 
akan selamat dan siapa yang menggelutinya dengan kasar akan 
terpengaruh oleh hawa nafsunya, al-Qur’an mengandung berita, 
perumpamaan, halal-haram, nāsikh-mansūkh, muḥkam-mutasyābih, 
zahir-batin, zahirnya ialah bacaannya, batinnya ialah takwilnya; 
duduklah bersama ulama dan jauhilah orang-orang bodoh.

Menurutnya, hal-hal yang terkandung dalam hadis di atas tidak 
mungkin dicapai kalau hanya memahami ayat melalui arti zahirnya 

saja. Lalu ia mengutip ucapan yang menyatakan:  م
ن

  لك آية ستون ألف �

(setiap ayat mempunyai enam puluh ribu pemahaman).106 Dengan 
dasar yang demikian itulah yang mendorognya untuk menampilkan 
penafsiran isyārah dalam tafsirnya sekalipun porsinya tidak 
dominan dibanding dengan penafsiran zahirnya.

105 Al-A̅lūsī, Juz I, op.cit., h. 7. 
106 Ibid. Ucapan yang menyatakan bahwa setiap ayat mengandung enam puluh 

ribu pemahaman, menurut sebagian ulama bersumber dari Sahl al-Tustarī. 
Ucapan tersebut juga dikutip oleh Ibn Sabi’in dalam kitabnya Syifā al-Suḍūr. 
Lihat Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ḥusainī, Iṭhāf al-Sādah al-
Muttaqīn bi Syarḥ Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, Juz V, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
1409 H/ 1989 M), Cet. Ke-1, h. 131.   



Bagian Ketiga

MENGENAL TAFSI̅R RU̅Ḥ AL-MA’A̅NI̅

A. Dinamika Rūḥ al-Ma’a̅nī

Dunia Islam telah sarat dengan kitab-kitab tafsir, mulai dari 
tafsir yang ringkas seperti tafsir Ibn ‘Abbās, dan Tafsir al-

Jalālain̄ yang hanya terdiri dari satu jilid, sampai dengan tafsir 
besar yang mencapai puluhan jilid, seumpama tafsir Al-Fakhr al-
Rāzi,̄ al-Qurṭubi,̄ al-Jawāhir. Tafsir yang ditulisnya, Rūḥ al-Ma’āni ̄
tergolong kitab tafsir yang besar, terdiri atas lima belas jilid. Dua 
versi yang dirujuk dalam tulisan ini, yakni versi cetakan Dār Iḥyā’ 
al-Turāṡ al-ʻArābi ̄ (Bairut) dan versi Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 
juga terbitan Bairut, masing-masing terdiri atas lima belas jilid. 
Setiap jilid berisi dua juz. Perbedaan antara keduanya yaitu, versi 
pertama, ayat-ayat tidak ditulis secara sempurna sebelum ditafsir 
ayat demi ayat atau kalimat per-kalimat. Sedangkan versi kedua, 
sebelum ditafsrikan secara terperinci, beberapa ayat ditulis secara 
sempurna lengkap dengan nomor ayatnya, hal ini tidak terjadi 
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pada versi pertama. Versi pertama tidak ditulis tahun terbitnya. 
Versi kedua baik tahun Hijriyyah maupun Miladiyyah tertulis 
lengkap, yaitu 1415 H/ 1994 M.  

Agar dapat dikenal lebih jauh tafsir Rūḥ al-Ma’āni,̄ uraiannya 
dibagi kepada beberapa bagian, yakni ide dan masa penulisan 
kitabnya, metode yang digunakan, respon ulama, kedudukannya 
di antara kitab-kitab tafsir lain, serta pandangan penulis terhadap 
tasawuf.

B. Ide dan Historisitas Penulisannya

Tafsir Rūḥ al-Ma’āni ̄tidak muncul tiba-tiba. Seperti dikemukakan 
penulisnya pada mukaddimah tafsir tersebut, al-A̅lūsī� menjelaskan 
asal mula munculnya niat untuk menulis tafsir. Pada suatu malam 
Jumat di bulan Rajab 1252 H, ia bermimpi seakan mendapat petunjuk 
dari Allah agar dirinya mempertemukan langit dengan bumi. Lalu 
tangannya yang sebelah diangkat ke atas, sedangkan tangan yang 
sebelah diturunkan ke arah bawah. Dalam keadaan demikian, ia 
pun terbangun dari tidur. Dicobanya mempelajari ta’bir mimpinya 
itu lewat beberapa buku ta’bir. Pada akhirnya, diketahui bahwa itu 
pemberian isyarat agar ia menulis tafsir. Pada tanggal 16 Sya’ban 
tahun itu juga dimulailah menulis kitab tafsirnya. Umurnya ketika 
itu telah mencapai tiga puluh empat tahun.107 Ia tidak menyebutkan 
dalam muqaddimahnya berapa tahun lamanya dipergunakan untuk 
menulis tafsirnya.

107  Al-A̅lūsī, op.cit., h. 4. 
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Terdapat beberapa versi soal penulisan tafsir tersebut. Ḥafid 
Dasuki menyatakan, al-A̅lūsī� meninggal sebelum menyelesaikan 
tafsirnya, kemudian disempurnakan oleh anaknya, al-Sayyid 
Nu‘mān al-A̅lūsī�.108 Berbeda dengan  Ensiklopedi Islam (Depag) yang 
menyatakan, al-A̅lūsī� sempat menyelesaikan penulisan tafsirnya 
pada tahun 1263 H.109

Jika dicermati kedua informasi yang berbeda di atas, meskipun 
keduanya bersumber dari dua Ensiklopedi, namun agaknya yang 
lebih benar adalah informasi yang besumber dari Ensiklopedi Islam 
(Depag). Dengan sistem triangulasi sumber, hal ini didukung oleh 
beberapa sumber lainnya, terutama pengakuan al-A̅lūsī� sendiri 
dalam mukaddimah tafsirnya.

Ia menceritakan, ketika ia merasakan perampungan tulisannya 
mendekati saat-saat terakhir ̠yang digambarkannya sebagai 
seorang bayi yang akan lahir dalam waktu dekat˗ia memikirkan apa 
gerangan nama yang cocok bagi tafsirnya kelak jika telah menjadi 
kenyataan. Lalu ia menemui Perdana Menteri ‘Alī� Riḍā Pashā sambil 
memperlihatkan naskah kitab tafsirnya. Seketika itu pula, beliau 
memberinya nama: Rūḥ al-Ma’āni ̄Fi ̄al- Tafsir̄ Al-Qur’ān al-ʻAẓim̄ wa 
al-Sab’ al-Maṡāni.̄110 Lebih jelas disebtukan dalam Ensiklopedi Islam 
(Depag) bahwa ketika penulisan tafsirnya telah selesai, ia berangkat 
menuju Konstantinopel untuk memperlihatkan tafsirnya itu kepada 

108  Hafid Dasuki, op.cit., h. 131. Al-Żahabī menjelaskan bahwa yang dilanjutkan 
oleh anaknya ialah kitab Khāsyiyah ‘ala al-Quṭr yang tidak sempat diselesaikan. 
Sedangkan kitabnya Syarḥ al-Sullam fi al-Manṭiq telah hilang. (lihat al-Żahabī, 
jilid I, h. 354). 

109  Tim Depag, op.cit., h. 108. 
110  Al-A̅lūsī, loc. cit. 
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Sulṭān ʻAbd Majī�d Khān, dan memperoleh restunya. Setelah itu, 
ia kembali ke Baghdad pada tahun 1269, dan meninggal setahun 
kemudian.111 Demikian pula yang ditulis oleh al-Ż� ahabī� bahwa ia 
sempat menyelesaikan penulisan tafsirnya sebelum meninggal.112 
Bahkan dalam closing statement (kata penutup) tafsirnya, jilid 
terakhir disebutkan bahwa ia selesai menulis tafsirnya pada malam 
Selasa tanggal 4 Rabi’ al-A̅khir 1267 H.113 Berdasarkan informasi 
yang terakhir ini, dapat diketahui bahwa masa penulisan tafsirnya 
memakan waktu lebih dari empat belas tahun. Tepatnya empat 
belas tahun tujuh bulan sebelas hari.114

Naskah asli tafsir al-A̅lūsī�, dalam tulisan tangan terdiri dari 
sembilan jilid. Jumlah ini tetap sama ketika pertama kali dicetak 
oleh penerbit Bulaq, Mesir tahun 1301 H. Cetakan ke-2, juga di 
Mesir oleh penerbit al-Munī�riyyah terdiri atas dua belas jilid.115

Muḥsin ‘Abd Ḥamī�d mencatat tahun penyelesaian penulisannya 
setiap jilid dari sembilan jilid itu sebagai berikut: jilid 1 1254 H; jilid 
II 1255 H; jilid III 1257 H; jilid IV 1259 H; jilid V 1260 H; jilid VI 1262 
H; jilid VII 1264 H; jilid VIII 1266 H; jilid IX 1267 H. Jilid I sampai 
jilid VI ditulis oleh Muḥammad Amī�n al-Mauṣūlī�,. Jilid VII ditulis 
oleh ‘Abd Raḥī�m. Jilid VIII oleh ‘Alī� Muḥammad al-Syarī�f, sedangkan 

111 Tim Depag. Loc. Cit., Dalam Ensiklopedi ini, agaknya terdapat kekeliruan dalam 
menetapkan umur al-A̅lūsī ketika ia memulai menulis kitab tafsirnya, yakni dalam 
usia 23 tahun, padahal yang benar-menurut pengakuan al-A̅lūsī sendiri-seperti 
dituturkan dalam mukadimah tafsirnya, bahwa tafsirnya mulai ditulis ketika ia 
berumur 34 tahun (lihat kembali di atas). 

112 Al-Żahabī, Jilid I, h. 353. 
113 Al-A̅lūsī, op.cit., Juz XXX, h. 288. 
114 Lihat Muḥsin ‘Abd Ḥamīd, op.cit., h. 159. 
115 Lihat Ibid., h. 136. 
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jilid terakhir tidak disebut nama penulisnya.116 Jilid I sampai dengan 
jilid IV diselesaikan pada masa pemerintahan Sulṭān Maḥmūd II 
(1808 - 1839 M); jilid V sampai dengan jilid VII diselesaikan pada 
masa kekuasaan Sulṭān ‘Abd Majī�d I (1839 – 1891 M); dan jilid VII 
dan IX diselesaikan pada masa al-wāli ̄ ‘Abdī� Fāsyā—masih dalam 
pemerintahan Sulṭān ‘Abd Majī�d.117

Pada jilid pertama, dalam kata pengantarnya, al-A̅lūsī� 
mengemukakan beberapa faedah yang mencakup pambahasan 
tentang ‘ulūm al-Qur’ān, yaitu: 1) tentang arti tafsir, takwil, 
kepentingan dan kemuliaannya; 2) ilmu-ilmu yang dibutuhkan 
bagi calon mufassir, arti tafsir bi al-ra’y dan bagaimana hukum 
penafsiran para sufi terhadap al-Qur’an; 3) nama-nama al-Qur’an; 
4) penjelasan tentang makna bahwa al-Qur’an sebagai kalam Allah 
bukan makhluk; dan 5) penjelasan tentang maksud al-Aḥrūf al-
Sab’ah.118 

Tafsir Rūḥ al-Ma’āni ̄ dapat dikatakan sebagai tafsir yang 
merangkum ringkasan tafsir-tafsir sebelumnya, misalnya tafsir Ibn 
‘Aṭiyyah, tafsir Ibn Ḥayyān, tafsir al-Kassyāf, tafsir Abi ̄ Su’ūd, tafsir 
al-Baiḍāwi,̄ tafsir Fakhr al-Rāzi,̄ bersama tafsir-tafsir yang lainnya. 
Al-A̅lūsī� berusaha keras menempatkan dirinya pada posisi netral 
dan adil ketika menukilkan tafsir-tafsir tersebut untuk selanjutnya 
mengemukakan kritikan tajam, lalu ia mengetengahkan argumen-
argumen yang melandasi pendapatnya sendiri secara merdeka, 
tanpa terpengaruh pada salah satu tafsir tersebut. Apabila ia 

116  Liha Ibid. 
117  Lihat al-‘Azzāwī, op. cit., h. 86. 
118  Lihat, al-A̅lūsī, op.cit., Juz I, h. 4-20. 



| 55 |

Menembus Dimensi Esoterik

mengutip dari Abī� al-Su’ūd dikatakan: berkata Syaikh al-Islām, untuk 
al-Baiḍāwī� disebutkan: berkata al-Qāḍī�, sedangkan untuk Fakhr al-
Rāzī� disebutkan: berkata al-Imām.119 Ini sekaligus menunjukkan 
kebesaran jiwa personalitas dan intelektualitasnya, ia menghormati 
setiap ulama yang dirujuk karya-karya tafsirnya tersebut.

C. Metode Penafsirannya 

Secara umum, metode yang ditempuh oleh al-A̅lūsī� dalam 
tafsirnya sama dengan metode yang ditempuh oleh mayoritas 
mufassir sebelumnya, yaitu metode taḥlil̄i,̄ yakni dengan menafsir 
ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai seginya dengan menyebutkan 
asbāb al-nuzūl, munāsabāt al-āyat, macam-macam qirāat, dan 
sebagainya.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai 
berikut:

a. Interrelationship (munasabah), yaitu tafsir̄ al-Qur’ān bi al-
Qur’ān (menafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an).

Langkah ini berangkat dari paradigma bahwa ayat-ayat 
al-Qur’an adalah satu kesatan yang utuh, tidak terpisahkan 
dari yang lainnya. Langkah ini merupakan dasar utama dan 
terpenting di dalam menafsir al-Qur’an, karena sebagian 
ayat al-Qur’an saling menjelaskan satu dengan yang lain. 
Sebagai contoh, dapat dilihat dalam penafsiran al-A̅lūsī�, 

119 Al-A̅lūsī, op.cit., Juz I, h. 356. Kalau ia mengutip pendapat Ibn ‘Arabī disebut: 
berkata al-Syaikh al-Akbar Qaddasa Sirrah. 
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diantaranya: (a) kata إهد�ن (QS. Al-Fātiḥāh/1: 6) ditafsir dengan 
ن الد�ي  ini didasarkan ,(tetapkanlah kami dalam agama) ثبتنا على 

pada firman Allah pada surat ʻAli ̄ ‘Imrān/ 3:8 yang berbunyi:  

هديتنا إذ  بعد  قلوبنا  غ  ن �ة ل  بنا   ya Tuhan kami, janganlah Engkau“ ر
jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau 

memberi petunjuk kepada kami”. ;120 (b) kata  أنعمت (QS. al-

Fātiḥāh/1:7) ditafsir dengan ayat 69 surat al-Nisā’, yaitu:  فأولئك 

ن وحسن داء والصالح�ي ن وال�ش ن والصديق�ي م من النبي�ي ن أنعم الله عل�ي  مع الذ�ي

رفيقا -mereka itu akan bersama-sama dengan orang“ 121.ألئك 
orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: nabi-nabi, para 
ṣiddiq̄in̄, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. 

Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya”. (c) kata الحجارة = 
batu (QS. al-Baqarah/2:24). Al-A̅lūsī� mendukung pendapat yang 
mengatakan bahwa yang dimaksud kata itu adalah al-aṣnām 

(berhala) dengan dalil ayat surat al-Anbiyā’ yang berbunyi:  إنكم 

�ن  sesungguhnya kamu dan apa“  وما تعبدون من دون الله حصب حهج
yang kamu sembah selain Allah, adalah makanan Jahannam”. 122 

(d) penggalan ayat  ي قريب  .”sesungguhnya Tuhanku dekat“  إن ر�ج
(QS. Hūd/11:61) diartikan dengan qarib̄ al-raḥmah (dekat 
rahmat Allah) dengan dalil firman-Nya dalam ayat 56 surat al-

A’rāf:  ن  sesungguhnya rahmat Allah“  .إن رحة الله قريب من المحسن�ي
dekat dari orang-orang yang berbuat baik”.123

120  Lihat al-A̅lūsī, op.cit., Juz I, h. 93.
121  Ibid., h. 94.
122  Ibid., h. 198. 
123  Ibid., Juz XII, h. 89. 
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b. Tafsir̄ Al-Qur’ān bi al-Ḥadiṡ̄ (menafsirkan al-Qur’an dengan 
hadis).

Di dalam suatu masalah tertentu yang ada hubungannya 
dengan ayat yang sedang ditafsir, al-A̅lūsī� berusaha mengumpul 
beberapa hadis yang berhubungan dengan permasalahan 
tersebut. Bilamana terjadi taʻāruḍ (kontradiksi) antara 
satu hadis atau beberapa hadis dengan hadis lain, al-A̅lūsī� 
menempuh dengan jalan meneliti hadis tersebut dari segi 
kuat dan lemahnya. Kemudian mendukung yang lebih kuat.124 
Metode seperti ini disebut metode tarjiḥ. Diprioritaskan dan 
dipilihlah yang rājiḥ (kuat) dibanding yang marjūḥ (lemah). 

Al-A̅lūsī� seorang muḥaddiṡ yang handal yang mengerti 
tentang seluk beluk hadis. Ia tidak merasa puas dengan 
berpegang pada pendapat ulama hadis saja, tetapi ia 
langsung memasuki lapangan penelitian tanpa ragu. Dalam 
kenyataannya, banyak hadis yang ia tolak, sementara ulama 
lain menerimanya.125 Misalnya, ia menyanggah sebuah riwayat 
yang diklaim oleh sebagian ulama sebagai hadis, yaitu riwayat 

yang berbunyi:   المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء (usus adalah 
rumah penyakit, memelihara/menjaga adalah inti dari segala 
pengobatan). Riwayat ini menurutnya, adalah ucapan seorang 
dokter berkebangsaan Arab yang bernama al-Ḥāriṡ ibn Kaldah.126 

124 Lihat Muḥsin, op.cit., h. 212. 
125 Ibid., h. 214. Al-Kattānī menyebutkan bahwa al-A̅lūsī meriwayatkan sekitar tujuh 

pulus hadis (ṡabt).  Lihat Abd al-Ḥayy ibn ‘Abd al-Kabīr al-Kattānī. Fahras al-
Fahāris wa al- Iṡbāt wa Mu’jam al-Ma’ājim wa al-Masyīkhāt wa al-Musalsalāt, 
Jilid I, (ttp., Dār al-‘Arab al-Islāmī, 1402 H/1982 M), Cet., ke-2, h. 141.

126 Ibid., h. 215. 
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Masalah ini diangkat ketika menafsir ayat 31 surat al-A’rāf  

بوا ول ت�فوا)   Sebagai pendukung atas penafsirannya, ia .(وكلوا واسرش
menyebut ucapan ‘Umar r.a. yang dikeluarkan oleh Abū Nu’aim 
yang berbunyi:

للسقم مكسلهة عن  للجسد مورثة  ا مفسدة  فإ�ن اب  الطعام وال�ش والبطنة من  كم  ”إ�ي

تعالى  وإن الله  ال�ف  من  وأبعد  للجسد  أصلح  فإنه  ما  ف�ي لقصد  �ج وعليكم  الصلاة 
وته على دينه”127 لك ح�ة يؤ�ش �ش ن وأن الرجل لن �ي ليبغض الح�ج السم�ي

Artinya: Hati-hati terhadap kenyang yang berlebihan akibat makanan 
dan minuman, karena itu dapat merusak tubuh, menyebabkan 
penyakit, menjadikan malas melakukan salat. Hendaklah kalian 
sederhana dalam makan dan minum, karena itu sangat baik bagi 
tubuh, menjauhi berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah sangat 
membenci pemimpin yang gendut.128 Dan tidak akan binasa hingga 
ia lebih mengutamakan kebutuhan syahwatnya daripada urusan 
agama.

Berdasar atas pengetahuannya yang mendalam tentang 
seluk beluk hadis, ia terhindar dari riwayat-riwayat hadis 
ḍa’if̄, munkar, dan mauḍū’. Kalaupun ada yang diangkat, ia 
menyatakan tingkatan hadis tersebut dengan transparan. Hal 

127 Al-A̅lūsī, op.cit., Juz VIII, h. 11.
128 Gendut bukan permasalahan pokok, sebab gendut hanyalah salah satu akibat dari 

pola makan yang tidak terkendali. Menyebut akibatnya (gendut) menunjukkan 
larangan melakukan penyebabnya (makan dan minum yang berlebihan dan 
tidak terpola dengan dengan baik. Gendut karena bawaan bukan itu yang 
dimaksud, melainkan gendut yang diakibatkan oleh makanan dan minuman 
yang berlebihan.
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ini merupakan salah satu kelebihan tafsirnya dibanding dengan 
tafsit-tafsir lain.129

Kaidah al-Jarḥ wa-al-ta’dil̄ sangat diperhatikan al-A̅lūsī� 
ketika menukil sebuah hadis, dengan mengemukakan penilaian 
beberapa ulama terhadap rijāl al-hadiṡ̄.130 Ia tidak menerima 
suatu hadis apabila bertentangan dengan keyakinannya, 
misalnya, hadis riwayat Muslim dari Abū Hurairah, tentang 
hadis yang memuat penciptaan alam yang dimulai pada hari 
Sabtu. Mengenai hal ini, ia menulis:

و إما غ�ي صحيح وإن رواه مسلم وإما مؤول
ن

ة � ية الكر�ي
آ
الف للا �ج محن  إن هذا الحن

حد.131
أ
لق يقال ل ال وأ�ن أرى أن أول يوم وقع فيه الحن

Artinya: Hadis ini bertentangan dengan ayat. Kemungkinannya, hadis 
ini tidak sahih sekalipun diriwayatkan oleh Muslim, atau hadis ini 
ditakwil. Saya berpendapat bahwa hari pertama penciptaan makhluk 
terjadi pada hari Ahad.

Kelihatannya, al-A̅lūsī� sependapat dengan beberapa ulama 
lain dalam masalah ini. Di antara ulama yang dimaksud adalah: 
‘Abdullāh ibn Salam, Ka’b al-Akhbār, al-Daḥḥāk, Mujāhid, 
Ibn Jarī�r al-Ṭabarī�. Alasannya, Sabtu menurut bahasa berarti 
memotong. Dikatakan demikian karena pada hari itu dihentikan 

129  Ibid., h. 216. 
130  Lihat Ibid., h. 213. 
131  Al-A̅lūsī, op.cit., Juz VIII, h. 133. 
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penciptaan. Sementara hari Jumat dikatakan demikian karena 
sempurnanya penciptaan dan berkumpulnya pada hari itu.132

c. Interpretasi Linguistik (menafsirkan al-Qur’an dengan kaidah 
kebahasaan)

Bahasa tidak bisa dihindari, seorang mufasir mutlak 
memahami bahasa, sebab yang akan dibedah adalah teks. 
Seperti itu pula yang dilalui oleh al-A̅lūsī�. Bahasa menjadi 
perhatian besar baginya di dalam menafsirkan ayat-ayat al-
Qur’an, karena al-Qur’an turun dalam bahasa Arab. Dengan 
memahami bahasa Arab, seorang dapat melakukan penafsiran 
secara akurat.133Sebagai misal, ketika memaknai kata al-rabb, 
maka disebutlah semua kata yang berpeluang tercakup di 
dalamnya, seperti kata al-tarbiyyah, al-khāliq, al-sayyid, al-
mālik, al-mu’min, al-muṣliḥ, al-ma’būd, dan al-ṣāḥib. Kemudian 
ia menjelaskan, kata tarbiyah diutamakan, karena arti ḥaqiq̄ah 
(arti sebenarnya), sedang kata yang lain hanya mengandung 
arti majāz (kiasan), dan kata tarbiyah mencakup pula arti dari 
semua kata tersebut.134

Lebih jauh lagi, al-A̅lūsī� masuk ke pembahasan fiqh al-
lugah. Misalnya, ketika tiba pada ayat 46 surat ʻAli ̄ʻImrān yang 

berbunyi:  وكهلا المهد   
ن

� الناس   dan dia berbicara dengan“ ويكلم 
manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa”.

132  Ibid., h. 131. 
133  Ibid., h. 216. 
134  Ibid. 
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Dalam konteks inilah al-A̅lūsī� menyebut tahapan-tahapan 
umur manusia sejak dari kandungan sampai tua, yaitu: janin̄, 
walid̄, radi’̄, faṭim̄, dārij, khumāsi,̄ maṡgūr, muṡgar, mutara’ri’ 
(nāsyi’), yāfi’ (murāhiq), juzūr. Sampai batas ini seorang disebut 
gulām. Tahap selanjutnya berturut-turut disebut yasil̄, fatā 
(syāriḥ), mujtami’, syābb (antara 30-40 tahun), dan kahl. Urutan-
urutan tersebut khusus untuk laki-laki, sedangkan untuk 
wanita, urutannya adalah ṭiflah, walid̄ah, kā’ib̄, nāhid, mu’ṣir, 
ānis, khūd, muslif, niṣf, syahlah (kahlah), syahribah, ḥaizbūn, dan 
qal’am (laṭaṭ).135

Demikian pula ketika selesai menjelaskan arti kata ḍuha � 
pada ayat 98 surat al-A’rāf, ia selanjutnya mengemukakan 
tahapan-tahapan perjalanan matahari, sejak dari terbit sampai 
terbenam, yaitu: al-żurūr, al-buzūg, al-ḍuḥā, al-gazālah, al-
hājirah, al-zawāl, al-dulūk, al-‘aṣr, al-aṣil̄, al-ṣunūt, al-ḥudūr, 
al-gurūb. nama lainnya adalah: al-bukūr, al-syurūq, al-isyrāq, al-
rād, al-ḍuḥā, al-manū’, al-hājirah, al-aṣil̄, al-‘aṣr, al-ṭifl, al-ḥudūr, 
dan al-gurūb.136

Ia mengeritik beberapa kesalahan yang dilakukan oleh 
sebagian pakar bahasa. Seperti kritikannya terhadap al-
Mubarrid (w. 285 H), yang mengatakan bahwa huruf ‘ain pada 

kata   العزم   adalah perubahan dari huruf ḥa’ pada kata  الحزم. 

Padahal, kata al-A̅lūsī�, kedua kata itu masing-masing berdiri 
sendiri, al-ʻazm lain, al-hazm lain pula.137 Kritikannya yang lain, 

135  Al-A̅lūsī, op.cit., Juz III, h. 163-164. 
136  Ibid., juz IX, h. 12. 
137  Ibid., Juz XXI, h. 90. 
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ditujukan kepada al-Ḥarī�rī� (446 H- 516 H/1054 M- 1112 M), 
sehubungan dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa kata 
nafar hanya dipergunakan untuk jumlah tiga sampai sepuluh 
orang. Yang benar, kata al-A̅lūsī�, kata tersebut terkadang pula 
dipergunakan untuk jumlah di atas sepuluh, dan hal ini diakui 
oleh beberapa pakar bahasa.138

Buku yang dijadikan rujukan utamanya dalam menjelaskan 
makna kosakata, antara lain: Mufradāt al-Qur’ān, karya al-Ragī�b 
al-Aṣfahānī� (w. 502 H); Al-Qāmus al-Muḥit̄ ̣, karya Fairūz Abādī� 
(w. 817 H); dan al-Sī�hah, karya al-Jauharī� (w. 393 H/ 1003 M).139

d. Interpretasi Sintaksis atau Gramatika (al-Tafsir̄ bi al-Naḥw) 

Tidak sedikit waktu yang dihabiskan al-A̅lūsī�, membahas 
masalah  struktur kebahasaan, diuraikannya dengan panjang 
lebar, termasuk meng-i’rāb beberapa kata serta menukil 
perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan pakar 
bahasa dari berbagai aliran, menyebabkan seorang pembaca 
terkadang merasa seakan ia digiring berhadapan dengan 
kitab naḥw, bukan sedang membaca kitab tafsir.140 Misalnya, 
ketika menafsir firman Allah, ayat 26 surat al-Baqarah: 

مثلا  ذا  �ج الله  أراد   dimunculkan enam macam bentuk yang ,ماذا 
berhubungan dengan fungsi kalimat māża�.141 Di tempat lain 

dibahas pula huruf  لو, yang terdapat pada ayat 96 surat al-Baqarah:  

 dengan memunculkan pendapat dua  يود أحدكم لو يعمر ألف سنة 

138  Ibid., Juz XXIX, h. 82. 
139  Lihat Muḥsin, op.cit., h. 219.
140  Lihat, ibid., h. 220.
141  Al-A̅lūsī, op.cit., Juz I, h. 208.
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poros utama (aliran), yakni aliran ulama Baṣrah dan aliran ulama 
Kūfah.142 Pembahasan terhadap huruf lau  ini lebih diperluas 
lagi ketika menjelaskan makna ayat 20 surat al-Baqarah: 

 dalam konteks ini al-A̅lūsī� menghabiskan ,ولو شاء الله لذهب بسمعهم  
dua halaman lebih untuk membahas hal-hal yang bertalian 
dengan huruf ini.143 Dalam hal i’rāb, dapat dilihat ketika ia 

menjelaskan kedudukan kata ا أ
̒ dalam ayat 18 surat قا� A̅li ̒ Imrān, 

Allah berfirman:  لقسط ا �ج
أ
د الله أنه ل إل إل هو والملائكة وأولو العلم قا�   ,�ش

ia menjelaskan lima kemungkinan kedudukan kata ا أ
 dalam قا�

ayat tersebut ditinjau dari segi i’rāb sehingga kata itu terbaca 
manṣūb (berbaris atas). Kelima kemungkinan itu adalah; a) 

sebagai ḥāl dari fā’il kata شـهد ; b) sebagai manṣūb ‘alā al-mādḥ 

(mengandung arti pujian); c) sebagai sifat dari isimnya ل ; d) 

sebagai maf’ūl  dari العلم ; e) sebagai ḥāl dari ḍamir̄ jumlah yang 
ditaqdir̄.144

e. Interpretasi Retorikal dan Stilistika (Bayān al-Masā’il al-
Balāgiyyah dan Uslūbnya) 

Al-A̅lūsī� banyak terpengaruh kepada ulama balāgah di 
dalam menafsirkan al-Qur’an. Pengaruh tersebut terlihat ketika 
ia memunculkan terma-terma yang digunakan dalam ilmu 

142  Ibid., h. 330.
143  Ibid., h. 176-178. 
144 Ibid., Juz III, h. 150.



| 64 |

Menembus Dimensi Esoterik

balāgah, seperti bayān,145 badi’,146 tasybiḥ̄,147 majāz,148 isti’ārah,149 
kināyah,150 dan sebagainya.

Hal ini terdeteksi ketika ia menafsirkan penggalan ayat 32 

surat al-Taubah, dan ayat 24 surah Hūd. Yang pertama berbunyi: 

يدون �ي الله  نور   mereka berkehendak memadamkan)  ليطفئوا 
cahaya (agama) Allah), kata al-nūr dalam penggalan ayat di 
atas adalah isti’ārah asli yang jelas dan menyandarkan kepada 
Allah adalah sebagai indikator (qarin̄ah). Yang dimaksud 
dengan al-iṭfā’ ialah penolakan dan pendustaan Ahl al-

145 Baȳan adalah kaidah-kaidah dasar untuk mengetahui dasar suatu makna melalui 
berbagai cara untuk mendapatkan kejelasan yang rasional. Lihat Aḥmad al-
Hasyimī, Jawāhir al-Balāgah wa al-Bayān wa al-Badī’ (Cet. XII; Indonesia: Dār 
Iḥya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1379 H/1960 M), h. 245.

146 Badī’ adalah ilmu yang digunakan untuk menegtahui segi-segi yang dapat 
menambah keindahan atau keistimewaan suatu ucapan dengan memperhatikan 
kesesuaiannya dengan situasi. Ibid., h. 360. 

147 Tasybih, menurut bahasa berarti “penyerupaan”. Menurut istilah berarti 
mengadakan penyerupaan antara dua hal atau lebih dalam suatu sifat atau 
lebih dengan adāt (alat yang berupa lafal yang menghubungkan antara dua hal) 
karena adanya tujuan tertentu. Lihat ibid., 247. 

148 Majāz ialah suatu lafal yang digunakan untuk menunjukkan kepada makna yang 
bukan arti semestinya Jadi, ia merupakan cabang dari lafal ḥaqā’iqah. Lihat Dr. 
‘Abd Qādir Husain, al-Qur’ān wa al-Suwar al-Bayaniyyah (Kairo : Dār Nahḍah 
Miṣr, t.t.), h. 92. Bandingkan ibid., h. 290.

149 Isti’ārah, menurut bahasa berarti “memimjam”. Isti’ārah adalah bahagian dari 
majāz, dan juga dikatakan sebagai tasybīh yang diringkas. Sehingga isti’ārah 
dianggap lebih unggul daripada tasybīh. Yaitu penggunaan suatu lafal yang 
bukan pada tempatnya karena adanya keterkaitan keserupaan antara makna asli 
dengan makna yang bukan asli, dan tidak mungkin menggunakan makna asli 
disebabkan adanya penghalang. Ibid., h. 131. Lihat pula al-Hāsyimī. Op. cit., h. 
303.

150 Kināyah (sindiran) yaitu penggunaan suatu lafal pada arti yang bukan semestinya 
karena tidak ada halangan untuk mengartikan demikian. Sekalipun arti dasarnya 
dapat pula digunakan. Ibid., h. 346. Sebagaian ulama mendefenisikan kināyah, 
sebagai ungkapan suatu makna yang jelek melalui lafal yang indah, atau 
terhadap suatu perbuatan kotor melalui lafal yang mengandung ari bersih. Lihat 
ibid., h. 165.  
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Kitāb terhadap dalil ke-Esaan Allah Swt.151 Kedua berbunyi: 

والسميع  والبص�ي  والصم  كالعمي  ن  يق�ي الفر  perbandingan)  مثل 
kedua golongan itu (orang kafir dan orang mukmin), seperti 
orang buta dan tuli dan orang yang dapat melihat dan dapat 
mendengar). Al-A̅lūsī� menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut 
terkandung dua tasybih̄. Pertama penyerupaan orang-orang 
kafir yang disifati dengan buta sekaligus tuli terhadap ayat-ayat 
Allah dengan keadaan orang-orang yang lahir dalam keadaan 
buta tuli. Kedua penyerupaan keadaan antara orang-orang 
beriman dengan keadaan orang-orang yang dapat melihat dan 
mendengar.152 

f. Interpretasi Sosiohistoris (Bayān Asbāb al-Nuzūl) 

Dalam konteks ini, dia memperhatikan aspek sosio historis 
partikular sebab nuzūl yang bersifat spesifik dan sosio historis 
makro (mencakup kondisi sosio historis masyarakat Arab yang 
terdiri atas makkiyyah dan madaniyyah). Langkah ini ditempuh 
mengingat pentingnya di dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an. 
Dengan mengemukakan latar belakang pewahyuan suatu ayat, 
pembaca seakan-akan terbawa kepada masa turunnya ayat 
tersebut, sehingga pemahaman terhadap ayat yang sedang 
disimak akan lebih berkesan.153 Dengan kata lain, ayat-ayat al-
Qur’an terasa seolah baru turun.

Di tempat lain, terkadang ia merasa tidak puas, jika pada 
suatu ayat hanya dikemukakan satu riwayat sebab nuzūlnya, 

151 Al-A̅lūsī, op. cit., juz X,  h. 85.
152 Lihat ibid., juz XII, h. 34.
153 Lihat Muḥsin, op. cit., h. 224. 
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padahal masih ada sebab nuzūl lainnya yang bersumber dari 
riwayat yang lain. Misalnya, ketika ia menafsirkan ayat 207 
surat al-Baqarah, dikemukakan tiga riwayat latarbelakang 
nuzulnya, yakni:154 a) ayat tersebut turun berkaitan dengan 
Ṣuhaib al-Rūmī�, ketika ia hijrah dari Makkah ke Madī�nah; 
b) ayat tersebut turun berkaitan Żubair dan Miqdād, ketika 
keduanya menyatakan kesediaannya untuk menurunkan 
Khabī�b dari atas tiang salib yang diperlakukan oleh penduduk 
Makkah atas dirinya, c) ayat tersebut turun berkaitan dengan 
peristiwa ketika ‘Alī� ra. menggantikan posisi Rasulullah 
Saw. di tempat pembaringannya ketika hendak hijrah ke 
Madī�nah. Ini dinukil dari riwayat kelompok Imāmiyyah 
dan sebagian golongan Ḥanafiyyah. Ayat ini berbunyi: 

ي نفسه ابتغاء مرضات الله    dan di antara manusia) ومن الناس من ي�ش
ada yang mengorbankan dirinya mencari keridaan Allah).

Namun dalam hal tertentu, ia memilih satu riwayat 
dengan mengesampingkan riwayat lain, seperti terlihat 
ketika menyebut sabab nuzūl QS. Al-Baqarah/2:79 

م  يد�ي ن يكتبون الكتاب �ج  maka kecelakaan besarlah bagi) فويل للذ�ي
orang-orang yang menulis al-Kitāb dengan tangan mereka 
sendiri). Bahwa ayat itu turun berkaitan dengan kekhawatiran 
pendeta-pendeta Yahudi akan kehilangan kepemimpinan 
mereka kalau sifat-sifat Nabi Muhammad tetap tercantum 
dalam kitab mereka.155 

154 Al-A̅lūsī, op. cit., h. 96.
155 Ibid., juz I, h. 303. 
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g. Pisau Analisis Teleologis (Masā’il al-Fiqhyiyah)

Dalam tafsir Rūḥ al-Ma’āni,̄ al-A̅lūsī� tidak melewatkan 
interpretasi terhadap ayat-ayat hukum begitu saja tanpa ikut 
terlibat dalam mendiskusikan berbagai pendapat dari kalangan 
fuqahā’ sekalipun ia tidak menampakkan kefanatikannya 
terhadap suatu pendapat tertentu. Sebagai contoh: 

1) Mengenai masalah Basmalah156

Dalam menganalisis masalah ini, pertama-tama al-
A̅lūsī� mengemukakan sepuluh pendapat tentang basmalah 
dalam hal apakah basmalah itu termasuk ayat dalam 
suatu surat atau bukan? Terkait dengan itu, ia menukil 
uraian Fakhr al-Rāzī� yang terdiri dari enam belas argumen 
dalam menetapkan bahwa basmalah adalah salah satu 
ayat dari surat al-Fātiḥah. Setelah itu, ia menjawab dan 
menolak segala argumen yang dikemukakan oleh al-
Rāzī�, dan ia mengadakan penilaian terhadap hadis-hadis 
yang dijadikan sebagai dalil oleh al-Rāzī�. Kemudian ia 
mengemukakan pula hadis-hadis yang dianggapnya 
lebih ṣahī�h. Dengan kata lain, ia menempuh metode 
tarjiḥ. Adapun sikapnya terhadap hadis yang tampak 
kontradiktif, ia berusaha menempuh metode al-jam‘u 
(dengan mengkompromikannya) apabila memungkinkan. 
Pada akhirnya, ia mendukung dan menganut pendapat 
yang mengatakan bahwa basmalah bukan termasuk salah 

156 Uraian selengkapnya dapat dibaca pada tafsir al-A̅lūsī, juz I dari halaman 39 s.d. 
halaman 46. 
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satu ayat dari al-Fātiḥah, tetapi ayat tersendiri diturunkan 
untuk menjadi penanda pada setiap awal surat (kecuali 
surat Barā’ah). Sebagai konsekuensi logisnya, tidak wajib 
baginya menjaharkan basmalah dalam salat. Pendapat ini 
sesuai dengan pendapat golongan Ḥanafiyyah.  

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa al-A̅lūsī� 
adalah pengikut mazhab Syafi’i,̄ namun dalam berbagai 
hal terjadi inkonsistensi, ia tidak menerima pendapatnya 
begitu saja, bahkan terkadang ia berusaha untuk berijtihad 
sendiri. Dalam sejarah hidupnya, al-A̅lūsī� pernah 
menduduki jabatan qāḍi dalam mazhab Ḥanafi di Bagdad 
selama beberapa tahun. Dalam hubungannya dengan 
masalah basmalah, ia menyatakan bahwa pada mulanya, 
ia sangat tertarik dan mendukung pendapat golongana 
Syafi’iyyah,  namun pada akhirnya ia beralih mendukung 
pendapat Ḥanafiyyah setelah ia memusatkan perhatiannya 
mendalami pendapat-pendapatnya. Dalam hal ini ia 
mengucapkan sebuah syair sebagai tanda jatuh cintanya 
pada pendapat Ḥanafiyyah:

لى كن قبلها  وحلت مك�ن لم يكن حل من قبل.157
أ
ا حب ال محا ح�ج

Artinya : Mencintai (Ḥanafiyyah) menghapus cinta yang telah ada 
sebelumnya (Syafi’iyyah), dan menempati tempat yang sebelumnya 
tidak ada.

157 Al-A̅lūsī, op. cit., juz I, h. 39 
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Sehubungan dengan sikap al-A̅lūsī� yang demikian, 
Sayyid Rasyid Riḍā menuduhnya bahwa berpindahnya dari 
mazhab Syafi’i ̄ ke mazhab Ḥanafi ̄ adalah dengan tujuan 
mendekatkan diri kepada penguasa.158 Tuduhan Rasyī�d 
Riḍā itu agaknya tidak dapat dibenarkan sepenuhnya, 
dengan menyimak ucapan al-Sayyid Maḥmūd Syukri al-
A̅lūsī� –cucu al-A̅lūsī� sendiri- yang mengatakan: Pada masa 
mudanya ia hanya menganut mazhab Syafi’i.̄ Selama ia 
menjabat mufti,̄ ia bertaklid kepada mazhab Abu Ḥanī�fah 
dalam berbagai praktiknya, termasuk pelaksanaan 
ibadahnya. Setelah meninggalkan jabatan mufti,̄ ia 
mengatakan saya pengikut Syafi’i ̄ selama tidak ada dalil 
yang kuat, dan kalau ternyata ada dalil, maka tiada jalan 
lain kecuali harus beralih, karena seorang alim tidak ada 
alasan baginya untuk bertaklid kalau dalilnya sudah nyata.159  

Muḥsin ‘Abd al-Ḥamī�d juga kurang sependapat 
dengan Rasyī�d Riḍā, seperti dalam pernyataannya: ketika 
ia mencapai kematangan berpikirnya, al-A̅lūsī� tidak 
menganut suatu mazhab tertentu baik dalam masalah 
akidah, syarī�’ah, tasawuf, maupun dalam hal pengetahuan 
alam, tetapi ia mengambil hikmah dari mana saja datangnya, 
dan menolak segala yang –menurut keyakinannya– 
bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Sunnah.160

158 Lihat Muḥsin, op. cit., h. 77.
159 Lihat Māmūd Syukri al-A̅lūsi,, al-Misk al-Ażfār fī Nasyr Mazāyā al-Qarn al-Sānī 

‘Asyar wa al-Ṡāliṣ ‘Asyar. (t.tp., Dār al-‘Ulūm, 1402 H/1982 M), h. 78.
160  Lihat Muḥsin, op. cit., h. 309.
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2) Masalah Talak161

Ketika menafsirkan kalimat ن مر�ة  dalam ayat الطلاق 
229 surat al-Baqarah, al-A̅lūsī� menjelaskan panjang lebar 
pendapat fuqahā’ tentang hukum-hukum talak dan segala 
hal yang berkaitan dengannya. Dalam membicarakan 
masalah talak, al-A̅lūsī� menghabiskan sekitar lima halaman. 
Sedangkan untuk kesluruhan penjelasannya mengenai 
talak yang terkandung dalam ayat 226 sampai dengan 
230 surat al-Baqarah, diuraikannya sepanjang enam belas 
halaman. Ini menunjukkan bahwa ia mempunyai wawasan 
fikih yang mumpuni.

3) Tentang al-Ṣalāt al-Wusṭā162

Dalam masalah ini, al-A̅lūsī� tidak luput pula 
mengangkat perbedaa-perbedaan pendapat ulama tentang 
shalat apa saja yang dimaksud dengan al-ṣalāt al-wusṭā. 
Disebutkan bahwa – selain pendapat mayoritas ulama yang 
mengatakan bahwa yang dimaksud al-ṣalāt al-wusṭā ialah 
salat asar – ada empat pendapat lain mengenai masalah ini 
jika dihubungkan dengan salat-salat fardu yang lain, yakni 
ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah salat 
zuhur, magrib, isya, dan salat subuh. Selain dari itu ada pula 
pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud antara 

161 Lihat al-A̅lūsī, juz II, h. 129-143. 
162 Ibid., h. 156-157.
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lain salat witir, salat duha, salat idulfitri, salat iduladha, 
salat lail, salat jumat, salat jamaah, dan salat khauf. 

Dalam masalah ini al-A̅lūsī� mengemukakan dalil-dalil 
yang menyokong pendapat yang mengatakan bahwa yang 
dimaksud al-ṣalāt al-wustā adalah salat asar.

h. Interpretasi Teologis (Kalāmiyyah )

Sebagai seorang penganut akidah Ahl al-Sunnah wa al-
Jamā’ah, al-A̅lūsī� tidak melewatkan ayat-ayat yang berkaitan 
dengan masalah-masalah teologis, terutama dalam hal yang 
menjadi perbedaan pandangan antara kelompok Ahl al-Sunnah 
wa al-Jamā’ah dan kelompok Mu’tazilah. Sikapnya dalam 
masalah ini tidak langsung menyalahkan pendapat Mu’tazilah, 
akan tetapi ia menghadapkan kedua kelompok dalam bentuk 
diskusi yang dipaket dengan argumen-argumen dari masing-
masing kelompok, lalu pada akhirnya, ia mengukuhkan 
pendapat kelompoknya dan menunjukkan kelemahan-
kelemahan argumen kelompok lawannnya. Misalnya dalam 
masalah: 

1) Melihat Tuhan (Ru’yatullāh)163  

Ketika menafsirkan surat al-A’rāf (7): 143, yang 
berhubungan dengan permohonan Nabi Musa as. kepada 
Allah swt. agar memperlihatkan diri-Nya, yang dijawab 

oleh Allah dengan firman-Nya ا�ن �ة  engkau tidak akan) لن 

163 Ibid., juz IX, h. 46-47.
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dapat melihat Aku), al-A̅lūsī� menghabiskan sekitar delapan 
halaman memperhadapkan antara kelompok pro dan 
kontra dalam masalah melihat Tuhan. Ia menghadapkan 
argumen kedua kelompok tersebut, misalnya: 

-   Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah : sekiranya melihat Tuhan 
itu mustahil dan kemustahilan itu diketahui oleh Nabi 
Musa, tentu sebagai seorang yang berpikiran sehat 
tidak akan mungkin meminta kepada Tuhan, lebih-
lebih lagi bagi Nabi Musa sebagai seorang nabi dan ia 
tergolong salah seorang ulu al-‘azmi.

-  Mu’tazilah : Yang diminta nabi Musa adalah ‘ilm al-
ḍarūri ̄ tentang diri-Nya, bukan melihat secara kasat 
mata; karena kata ru’yah di situ digunakan dalam arti 
majāzi (metaforis).

Setelah mengemukakan argumen-argumen kedua 
belah pihak, al-A̅lūsī� mengemukakan pula pendapatnya 
dengan menempatkan dirinya sebagai penetap keputusan 
yang berdiri dipihak ahl-Sunnah wa al-Jamā’ah dengan 
mengatakan sekiranya kata ru’yah bermakna ‘ilm al-ḍarūri,̄ 
tentu kata nażar sesudahnya juga semakna dengannya, 
namun kenyataannya tidak demikian, karena kata nażar 
mempergunakan kata bantu (muta’addi ̄ilā), hal mana tidak 
dapat berlaku pada kata ru’yah. Olehnya itu tidak dapat 
diartikan secara majāzi. Demikian pula selanjutnya ketika 
ia menafsirkan surat al-An’ām (6): 103, al-Qiyāmah (75): 
22, yang juga berkaitan dengan masalah melihat Tuhan.
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Hal yang tidak luput dari pembahasannya adalah 
sebuah pertanyaan,  masalah apakah amal yang menjadi 
penyebab masuknya seseorang ke dalam surga atau 
bukan?, juga bantahannya terhadap pendapat Mu’tazilah 
yang menyatakan bahwa iman tanpa amal tidak ada 
gunanya, dan masalah al-ḥusnu wa al-qubḥ (perbuatan 
baik dan perbuatan jahat).

2) Tentang Firqah al-Ummah164 

Al-A̅lūsī� mengecam kelompok Syi’ah yang mengklaim 
dirinya bahwa hanya golongannyalah satu-satunya yang 
akan selamat. Hal ini dikemukakan oleh al-A̅lūsi, ketika 
menafsirkan surat al-An’ām (6): 159. Disebutkan oleh al-
A̅lūsī� bahwa pada zamannya ada seorang pengikut Syi’ah 
Imāmiyyah yang fanatik, namanya Ḥamd, meriwayatkan 
hadis yang memuat tentang akan terjadinya firqah dalam 
setiap agama165(Yahudi, Nasrani dan Islam) dengan 

mengganti kata   ال واحدة  dengan  ال فرقـة  yang mengandung 
pengertian bahwa hanyalah kelompok Syi’ah yang akan 
selamat kata firqah sama dengan kata Syi’ah dari jumlah 

hurufnya. Jadi seaka-akan Nabi Saw. mengatakan ال شيعـة  

164 Ibid., juz VIII, h. 68. 
165 Teks hadis yang dimaksud dikutip oleh al-A̅lūsi>̄ sebagai berikut:

قت  ة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » اف�ة ي هر�ي كم عن أ�ج ن حبان وصححه الحا ن ماجه وا�ج مذي وصححه وا�ج أخرج أبو داود وال�ة

ق  ي الهاوية إل واحدة وستف�ة
ن

ن فرقة كلهم � ن وسبع�ي فت النصارى على ثنت�ي ي الهاوية إل واحدة واق�ة
ن

ن فرقة كلهم � ود على إحدى وسبع�ي ال�ي

ي 
لنظر إلى العصر الما�ن ا هو �ج

ن
ن إ� ي الهاوية إل واحدة » واستثناء الواحدة من فرق كل من أهل الكتاب�ي

ن
ن فرقة كلهم � ي على ثلاث وسبع�ي

أم�ة

مامية من أهل  ي الشيعة الإ ي الهاوية وإن اختلفت أسباب دخولهم . ومن غريب ما وقع أن بعض متعص�ج
ن

قبل النسخ وأما بعده فالك �

زماننا واسمه حد روى بدل »إل واحدة« 
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“kecuali kelompok Syi’ah). Setelah aku menunjukkan 
beberapa kepalsuan ucapannya, kata al-A̅lūsi,, penafsiran 
ini dapat pula diperlakukan atas kata Ḥamd kepada kata 
kalb (anjing) karena keduanya sama juga jumlah hurufnya.

i. Tafsir Esoterik (Al-Tafsīr al-Isyārah) 

Penafsiran esoterik (al-Isyārah) adalah ikhtiar mufassir 
mengungkap makna batin (inner hidden meaning), yaitu 
penafsiran al-Qur’an dengan memunculkan makna-makna 
yang tersirat di balik lafal yang zahir, dengan keyakinan bahwa 
arti zahirlah yang menjadi utama.  

Langkah ini ditempuh al-A̅lūsī� setelah menafsirkan ayat-
ayat dalam berbagai aspeknya secara zahir. Jadi, penafsiran 
dalam bentuk isyārah ini diletakkan paling akhir. Ini tidak 
berarti bahwa ia selalu meletakkan pada setiap akhir surat. 
Bahkan, terkadang dimunculkan setelah menginterpretasi 
beberapa ayat secara zahir (outer literal meaning). Untuk 
mengetahui ayat-ayat yang ditafsirkan secara isyārah, ia 
menggunakan beberapa ungkapan antara lain:

الشارة ب  �ج ومن   .3 ت   �ي
آ
ال ي 

ن
� الشارة   ب  �ج ومن   .2 الشارة   ب  �ج   ومن 

ي
ن

ب الشارة  � ب الشارة 5. ومن البطون  6. ومن �ج  والتاويل 4. هذا ومن �ج

ت السابقة �ي
آ
الية فـي بعـض ال حج شارة الإ ت 7. الإ �ي

آ
بعض ما تقدم من ال
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Kalau kebetulan ayat yang akan ditafsirkan secara 
isyārah adalah berhubungan dengan kisah, maka ia terkadang 

menggunakan  ي هذه القصة
ن

ب الشارة � . ومن �ج

Dengan melihat sepintas lalu, penafsiran seperti ini sejenis 
dengan penafsiran golongan Bāṭin̄iyyah. Bedanya, kelompok 
Bāṭin̄iyyah mengingkari penafsiran Ẓāhiriyyah, sementara 
kelompok ini tidaklah demikian. Anggapan yang menyamakan 
tafsir isyārah dengan Bāṭiniyyah ditepis oleh al-A̅lūsī� 
dengan mengatakan: “Kami bukanlah kelompok Bāṭiniyyah 
sebagaimana anggapan orang-orang yang tidak mengerti. 
Kelompok Bāṭiniyyah itu mengingkari arti zahir. Kami berlepas 
diri dari perbuatan semacam itu, karena yang demikian itu 
nyata-nyata perbuatan kekafiran. Yang kami katakan bahwa 
arti zahir itulah yang dimaksud oleh Allah, namun di balik itu 
ada arti-arti isyārah yang tiada batasnya yang terkandung di 
dalamnya.166

Hal-hal lain yang yang tidak luput dari perhatian al-A̅lūsī� 
sepanjang penafsirannya adalah menentukan sikapnya terhadap 
masalah fawātiḥ al-suwar, qasam, fawāṣil, mutasyābih, nasakh, 
i’jāz al-Qur’an, qirā’āt, isrāiliyyāt, tasawuf, dan sebagainya.167

D. Sumber Rujukannya

Ikhtiar al-A̅lūsī� untuk mewujudkan suatu karya tafsir yang 
besar seperti yang dapat disaksikan, ia telah meluangkan waktunya 
166 Ibid., h. 227. 
167 Lihat Muḥsin, op. cit., 241-329.
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merujuk dan menelaah berbagai macam kitab tafsir yang telah 
ada sebelumnya. Di antara tafsir yang menjadi acuannya dapat 
disebutkan sebagai berikut:

a. Ibn ʻAbbās (w.68 H)

Ibn ‘Abbās adalah salahseorang mufassir yang terbesar 
pada masa sahabat. Dialah yang pernah dido’akan oleh 
Rasulullah, agar Allah memberikan pemahaman tentang agama 
dan mengajarkan kepadanya ilmu takwil. Ia digelar sebagai 
Tarjumān al-Qur’an (penerjemah al-Qur’an). Para sahabat dan 
tabi’ī�n menyebutnya Ḥabar al-Ummah (Pemimpin Umat), dan 
al-Baḥr (laut), karena keluasan ilmunya. al-A̅lūsi, menyebutnya 
sebagai Rais̄ al-Mufassirin̄ (Pemimpin para Mufassir). Al-A̅lūsī� 
merujuk (beristisyhād) kepadanya sebanyak 3563 kali dalam 
hal yang berhubungan dengan asbāb al-nuzūl, takwil ayat dan 
makna kata (kalimat).168

b. Abū Ḥayyān (w. 654 H)

Nama lengkapnya, Aṡī�r al-Dī�n Abū ‘Abdillāh Muḥammad 
ibn Yūsuf al-Andalusī� al-Garnāṭī� al-Jiyānī�. Nama tafsirnya al-
Baḥr al-Muḥiṭ̄. Al-A̅lūsī� merujuk kepadanya sebanyak 2380 kali, 
utamanya dalam masalah naḥw.169

c. Al-Żamakhsysarī� (w. 528)

Nama lengkapnya Abu al-Qāsim Maḥmūd ibn ‘Umar al-
Khawārizmī�. Tafsirnya bernama al-Kasysyāf ‘an Haqāiq al-

168 Lihat Muḥsin, op. cit., h. 180. Tafsir yang dinisbahkan kepadanya yang bernama 
Tanwīr al-Miqbās min Tafsir Ibn ‘Abbās. Al-A̅lūsī tidak mengakuinya, sehingga 
tidak dijadikan sebagai rujukan. Lihat ibid., h. 181.  

169 Lihat ibid., h. 184.
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Tanzil̄ wa ‘uyūn al-Aqāwil̄ fi ̄ wujūh al-Ta’wil̄, Al-A̅lūsī� merujuk 
kepadanya sebayak 1448 kali, utamanya dalam masalah naḥw.170  

d. Ibn Jarī�r al-Ṭabārī� (224 H – 310 H)

Nama lengkapnya, Abū Ja’far Muḥammad ibn Jarī�r ibn Yazī�d 
ibn Kaṡī�r ibn Gālib al-Ṭabārī�. Nama tafsirnya “Jāmi’ al-Bayān fi ̄
Tafsir̄ al-Qur’ān”, terdiri atas tiga puluh jilid besar.171 Al-A̅lūsī� 
merujuk kepadanya sebanyak 1130 kali, antara lain dalam 
masalah asbāb al-nuzūl, makna lafal dan jenis qirāah.172

e. Al-Rāzī� (544 H - 606 H)

Nama lengkapnya Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn ‘Umar ibn 
al-Ḥusain ibn al-Ḥasan ibn ‘Alī� al-Tamī�mī� al-Bikri al-Tabrastānī� 
al-Rāzī� dan bergelar Fakhr al-Din̄.173 Nama tafsirnya “Mafātiḥ 
al-Gaib”. Al-A̅lūsī� merujuk sebanyak 836 kali, dalam hal ilmu 
falak, teologi, ilmu alam, masalah fikih, macam-macam qirāah 
dan tasawuf.174

f. Abū Su’ūd (893 H – 982 H)

Nama lengkapnya Abū al-Su’ūd Muḥammad ibn Muḥammad 
ibn Muṣṭafā al-‘Imādī� al-Ḥanafī�. Nama tafsirnya “Irsyād al-‘Aql 
al-Salim̄ ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karim̄.” 175 Al-Alūsī� merujuk 

170 Ibid., h. 187. Al-Żahabī menulis namanya lebih lengkap lagi, yaiti Abū al-Qāsim 
Maḥmūd ibn ‘Umar ibn Muḥammad  ibn ‘Umar al-Khawārizmī, al-Imām al-
Ḥanafī al-Mu’tazilī digelar dengan Jār Allah. Lahir 467 H dan wafat 538 H. Tahun 
wafatnya berselisih 10 tahun dengan yang ditulis oleh Muḥsin. Lihat al-Żahabī, 
op. cit., juz I, h. 429-431.    

171  Lihat al-Żahabī, op. cit., h. 205, 207. 
172 Lihat Muḥsin, op. cit., h. 191.
173 Al-Żahabī, op. cit., h. 290.
174  Muḥsin, op. cit., h. 193.
175 Al-Żahabī, op. cit., h. 345. 
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kepadanya sebanyak 559 kali dalam masalah bayāniyyah 
(balāgah) dan kebahasaan.176 

g. Al-Żajjāj (w. 311 H)

Nama lengkapnya Abū Isḥāq Ibrahī�m ibn al-Sirrī� ibn 
Sahl. Tafsirnya dinamai “Ma’āni al-Qur’ān”. al-A̅lūsī� merujuk 
kepadanya sebanyak 556 kali, yang kebanyakan dalam masalah 
bahasa dan i’rāb.177

h. Al-Suyūṭī� (849 H – 911 H)

Nama lengkapnya al-Ḥāfiẓ Jalāl al-Dī�n Abū al-Faḍl 
‘Abdurrahmān ibn Abī� Bakr ibn Muḥammad al-Suyūṭī� al-Syāfi’ī� 
al-Musnid al-Muḥaqqiq. Nama Tafsirnya “al-Dūrr al-Manṡūr fi ̄
al-Tafsir̄ al-Ma’ṡūr.178 Al-A̅lūsī� merujuk kepadanya sebanyak 
338 kali, utamanya dalam hal munāsabah antara surat.179

i. Al-Ṭabarsyī ̅(w. 265)

Nama lengkapnya Abū ‘Alī� al-Faḍl ibn Ḥasan ibn al-Faḍl al-
Tabarsyī� al-Masyḥadī�. Nama tafsirnya “Majma’ al-Bayān fi ̄Tafsir̄ 
al-Qur’ān ”. Al-A̅lūsī� merujuk sebanyak 265 kali, dalam hal jenis 
qirāah, munāsabah ayat dan makna lafaz.180 

j.  Al-Baiḍāwī� (w. 691)

Nama lengkapnya Qāḍī� al-Quḍāt Nāṣir al-Dī�n Abū al-Khair 
‘Abdullāh ibn ‘Umar ibn Muḥammad ibn ‘Alī� al-Baiḍāwī� al-Syāfi’ī�. 

176 Muḥsin, op. cit., h. 199. 
177 Ibid., h. 202. 
178 Al-Żahabī, op. cit., h. 345. 
179 Muḥsin, op. cit., h. 203. 
180 Ibid., h. 205.  
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Nama tafsirnya “Anwār al-Tanzil̄ wa Asrār al-Ta’wil̄” 181 Al-A� lūsī� 
merujuk sebanyak 207 kali dalam bidang teologi dan balāgah.182

k. Ibn ‘Arabī� (w.638)

Nama lengkapnya Abū Bakr Muḥyi al-Dī�n Muḥammad ibn 
‘Alī� ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Abdullāh al-Ḥātimī� al-Tāī� 
al-Andalūsī�. Syaikh al-Ṣūfiyyah al-Akbar. Karya utamanya yang 
dirujuk oleh al-A̅lūsī� adalah Fuṣūs al-Ḥikām dan al-Futūḥāt al-
Makkiyyah dalam hal yang berhubungan dengan penafsiran 
isyārah.183

Selain kesebelas tokoh di atas yang menjadi acuan utama 
al-A̅lūsī�, masih ada beberapa tokoh lain yang sering dikutip 
pendapatnya diantaranya: a) Dāwūd al-Ẓāhirī� al-Aṣbahānī� (w. 
270 H); b) Sahl bi ‘Abdullāh al-Tustarī� (283 H); c) Abū ‘Alī� al-
Jubbāī� (303 H); d) Abū Hāsyim ibn ‘Alī� al-Jubbāī� (w. 321 H); 
e) Abū Muslim al-Aṣfahānī� (322 H); f) Aḥmad ibn ‘Alī� al-Rāzī� 
dikenal dengan al-Jaṣṣāṣ (370 H); g) Abū al-Lais| al-Samarqandī� 
(373 H); ‘Alī� ibn ‘I̅sā al-Rummānī� (384 H); i) Muḥammad ibn al-
Ḥasan ibn ‘Alī� al-Tūsī� (460 H); j) Abū Isḥāq Aḥmad ibn Ibrāhī�m 
al-Ṣa’labī� al-Naisabūrī� (427 H); k) al-Sayyid al-Syarī�f al-Murtaḍā 
(436 H); l) ‘Alī� ibn Aḥmad al-Wāhidī� (w. 468 H); m) al-Rāgib 
al-Aṣfahānī� (w. 502 H); n) ‘Imād al-Dī�n Abū al-Ḥasan ‘Alī� ibn 
Muḥammad, yang dikenal dengan al-Kayā al-Ḥarās  (w. 504 
H); o) al-Ḥusain ibn Mas’ūd al-Bagawī� (w. 510 H); p) al-Qāḍi 
Abū Muḥammad ibn ‘Abdullāh, yang dikenal dengan Ibn ‘Arabī� 

181 Al-Żahabī, op. cit., h. 296-297.
182 Muḥsin, op. cit., h. 206.  
183 Ibid., h. 207.  
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al-Andalusī� al-Malikī� (543 H); q) ‘Abd al-Ḥaq ibn al-Gālib ibn 
‘Aṭiyyah al-Andalusī� (w. 546 H); r) Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn 
Aḥmad al-Anṣārī� al-Andalusī� al-Qurṭubī� (w. 671 H); s) ‘Abdullāh 
ibn Aḥmad ibn Maḥmūd al-Nasafī� (701 H); t) Niẓām al-Dī�n al-
Ḥasan ibn al-Ḥusain al-Khurāsānī� al-Naisabūrī� (w. 728 H); u) 
‘Alī� ibn Muḥammad ibn Ibrāḥī�m al-Ḥazin (741 H); w) Ibn Kaṡī�r 
ibn ‘Umar (w. 774 H); y) Ismā’ī�l Haqqi (w. 1127 H).184 Khusus 
penafsiran isyārah, selain merujuk kepada ibn ‘Arabī� yang telah 
disebut di atas, ia merujuk pula kepada tokoh-tokoh sufi lain, 
seperti: a) Abū Bakr Dulaf ibn Jahdar al-Syiblī� (247-334 H/861-
964 M); b) Ibn ‘Aṭāillāh al-Sakandarī� (w. 709 H); c) Abū al-Qāsim 
al-Junaid ibn Muḥammad (w.297 H/910 M); d) Ḥusain ibn 
Manṣūr al-Ḥallāj (w. 309 H/875 M); e) Abū Bakr Muḥammad 
ibn Mūsā al-Wāsiṭī� (w. 331 H/942 M); f) Abū al-Faiḍ Ż� ū al-Nūn 
S�awbān ibn Ibrāhī�m al-Miṣrī� (w. 240 H/859 M); g) ‘Abd al-Qādir 
al-Kailānī� (1077 M – 1166 M); h) Ja’far al-Ṣādiq (80 H – 140 H); 
i) Abū Isḥaq Ibrāhī�m ibn Aʻẓam ibn Manṣūr (W. 161 H – 778 M); 
j)  Ibn al-Fāriḍ (w. 632 H); k) Abū ‘Abd al-Raḥmān Muḥammad 
ibn al-Ḥusain ibn Mūsā al-Uzdī� al-Sulamī� (w. 330 H);  l) Abū 
Muḥammad  Ruwaym ibn Aḥmad (w. 303 H/915 M); m) al-
Suhrawardī� (1153 M- 1191 M);  n) Abū Yazī�d Ṭaifūr ibn ‘Isā al-
Bistāmī� (w. 261 H 875 M).

Al-A̅lūsī� menggunakan beberapa ungkapan dalam 
mengutip pendapat ulama lain. Misalnya kalau ia mengutip Abī� 
al-Su’ūd, dikatakan “Qāla Syaikh al-Islām”. Untuk al-Baiḍāwī� 

184 Lihat Ibid., hh. 208-209. 
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dikatakan “Qāla al-Qāḍi ̄ ”. Untuk al-Fakhr al-Rāzī� dikatakan “ 
“Qāla al-Imām” .185 Kalau menukil dari ibn ‘Arabī�, ia mengatakan 
“Qāla Syaikh al-Akbar Qaddasa Sirrah”.

E.	 Penilaian	Ulama	terhadap	Tafsir	Rūḥ	al-Ma’ānī

Dari sekian banyak karya tulis yang ditinggalkan al-A̅lūsī�, 
tafsir Rūḥ al-Ma’āni ̇lah yang paling besar dan yang paling populer. 
Di Indonesia misalnya, selain kitab ini, dapat dikatakan bahwa 
kitab-kitab karya al-A̅lūsī� yang lain belum dikenal. Salah satu kitab, 
karyanya yang lain, selain kitab tafsī�r Rūh̩ al-Ma’āni� yang dapat 
ditemukan oleh penulis, yakni kitab Maqāmāt al-A̅lūsi.̄

Untuk mengetahui posisi dan eksistensi tafsī�r Rūh̩ al-Ma’āni ̄di 
antara kitab-kitab tafsir yang lain, berikut ini akan dikemukakan 
penilaian dan tanggapan dari beberapa orang pakar, diantaranya:

1.  Ḥusain al-Ż� ahabī�. 

Dia mengakui bahwa al-A̅lūsī� telah mengerahkan segala 
kemampuannya untuk menghasilkan suatu tafsir yang lengkap 
dan menghimpun segala pandangan-pandangan ulama salaf  
maupun ulama khalaf. Tafsirnya merupakan himpunan dari 
ringkasan berbagai kitab tafsir yang telah ada sebelumnya. Al-
A̅lūsī� berusaha untuk mnempatkan dirinya sebagai hakim yang 
adil, namun sangat kritis dan bebas mengeluarkan pandangan-
pandangannya tanpa menampakkan kefanatikannya terhadap 
suatu mazhab.186 

185 Lihat al-Żahabī, op. cit., h. 356. 
186 Ibid. 
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2.  Muḥsin ‘Abd al-Ḥamī�d. 

Dia menyatakan kepuasannya yang sangat mendalam 
setelah melakukan studi khusus dan cermat terhadap tafsir 
ini dan menamainya sebagai Multaqā al-Tafāsir̄ (tempat 
bertemunya segala kitab tafsir), karena ia menggunakan 
metode ensiklopedik (al-manhaj al-mausū’i)̄ dan atau metode 
komprehensif (al-manhaj al-jam’i)̄.187 Hal ini dipahami ketika ia 
menyatakan:

ك�ش ها فائدة ، لوس هو من أعظم التفاس�ي قدرا ، وأغزرها علا ، وأ
أ
 إن تفس�ي ال

إذا لم أقل انه أعظم تفس�ي إلى حد زمانه.188

Artinya: Tafsir al-A̅lūsī termasuk salah satu tafsir yang terbesar 
nilainya, terpadat ilmunya, terbanyak faedahnya, kalau aku tidak bisa 
mengatakan bahwa tafsirnya itu adalah tafsir yang terbesar hingga 
pada masanya.

Penilaian Muḥsin terhadap tafsir al-A̅lūsī� didasarkan pada 
beberapa hal:189 

1) Tafsir al-A̅lūsī� menghimpun berbagai materi penting yang 
mendasar dari beberapa kitab tafsir terdahulu dan dari 
kitab-kitab warisan Islam lain dalam berbagai macam 
jenisnya. Untuk menafsirkan satu ayat saja, ia memerlukan 

187 Lihat Muḥsin, op. cit., h. 166.
188 Ibid., h. 337. 
189 Ibid., h. 337-338. 
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banyak waktu untuk membaca puluhan, bahkan ratusan 
halaman buku yang dapat mengantar kepada tujuannya.

2) Al-A̅lūsī� tidak begitu saja mengutip pendapat orang 
lain, tetapi ia menempatkan dirinya sebagai penengah 
yang adil sambil memberi arahan, kritikan tajam, atau 
menguatkan suatu pendapat. Selanjutnya, dalam berbagai 
masalah ia memberikan kesempatan bagi pembaca untuk 
menentukan sikap, mana yang benar dan mana yang salah 
di antara pendapat-pendapat yang telah diangkat. Hal ini 
memberi nilai ilmiyah tersendiri terhadap tafsirnya.

3) Di dalam penafsirannya tampak pikirannya yang brilian 
dan cemerlang, hal mana al-A̅lūsī� ternyata tidak begitu 
mudah menerima berita-berita yang tidak ṣaḥī�ḥ, termasuk 
kisah isrāiliyyāt, dan pendapat-pendapat yang lemah. 
Sementara itu, ia sangat gigih berpegang kepada pendapat 
salaf tanpa mengenyampingkan penggunaan akal untuk 
mencapai kebenaran.

4) Al-A̅lūsī� tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 
dan menjadikannya sebagai pijakan di dalam menafsirkan 
al-Qur’ān, utamanya yang berhubungan dengan ayat-ayat 
kauniyyah; 

5) Di samping sebagai mufassir, al-A� lūsī� juga menempatkan 
dirinya sebagai muṣalliḥ, yakni sebagai sosok yang 
mempunyai kepekaan untuk memperbaiki keterbelakangan 
yang menimpa dunia Islam pada masanya dalam bidang 
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akidah, politik, sosial, dan ilmu. Jadi tafsirnya tidak sekedar 
ditulis untuk sekedar tafsir saja, tetapi juga untuk tujuan 
perbaikan keadaan masyarakat, padahal situasi pada 
masanya kurang bersahabat. 

Selain penilaian positifnya terhadap keunggulan tafsir 
al-A̅lūsī� jika dibanding dengan tafsir lain, kekurangannya 
yang paling menonjol bahkan merupakan cacat baginya 
menurut penjelaskan Muḥsin, adalah termuatnya tafsir 
isyāri ̄yang tidak lepas dari pengaruh cara penafsiran yang 
dilakukan oleh kelompok Bāṭiniyyah, yang seharusnya 
tidak pantas termuat dalam kitab tafsirnya.190

3.  Muḥammad Abū Syuhbah

Penilaiannya terhadap tafsir Rūḥ al-Ma’āni ̄ dinyatakan 

dalam ungkapannya dengan menyatakan:  المعا�ن خ�ي روح   تفس�ي 

وأوفاه عه  أحج و  ̄ tafsir Rūḥ al-Ma’āni)  تفس�ي  adalah tafsir terbaik, 
lebih komprehensip dan sangat memadai). Yang menyebabkan 
demikian, katanya melanjutkan, karena ia merupakan himpunan 
ringkasan dan syarahan kitab-kitab tafsir sebelumnya, 
utamanya Ḥāsyiyyah al-Kasysyāf dan Ḥāsyiyyah al-Syihāb al-
Hāfāji ̄atau tafsir al-Baiḍāwi.̄ Ia berhasil menjelaskan berbagai 
arti simbol-simbol dan ibarat-ibarat samar yang sulit dipahami 
oleh sebagian ulama.191

190 Ibid., h. 347. 
191  Lihat Muḥammad Abū Syuhbah, al-Isrāiliyyāt wa al-Mauḍū’āt fī Kutub al-Tafsīr 

(Cet. IV; Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1408 H), h. 146. 
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Selanjutnya, Abū Syuhbah mengakui keluasan ilmu al-A̅lūsī� 
dan ketekunannya menelaah berbagai disiplin ilmu, termasuk 
ilmu hadis, yang menyebabkan ia terhindar dari riwayat-
riwayat isrāiliyyāt. Kalaupun ada yang disebut, itu hanya 
sekedar diketahui untuk dijauhi. Selain itu, ia menyebabkan 
pula kekurangan tafsir al-A̅lūsī� dengan menunjuk kepada 
dua macam yakni, terlalu banyak mengemukakan istịtrādāt 
(selingan-selingan), dan karena termuatnya tafsiran-tafsiran 
isyārah, yang semsetinya dihindari. Tentang banyaknya 
istiṭrādāt (selingan) dalam tafsir Rūḥ al-Ma’āni,̄ Abū Syhuhbah 
mengandaikan, sekiranya ada seorang yang mengumpulkannya, 
maka ia akan menghasilkan beberapa risālah.192

4.  Qāsim al-Qāisī� (w. 1955 M)

Qāsim al-Qāisi adalah mantan mufti ̄ Bagdad. Dalam 
kitabnya Tārik̄h al-Tafsir̄ dikatakan: 

، �ن �ش والتحقيق  مع  الحج  
ن

� ل  فليس  المعا�ن  وح  �ج المسمى  لوس 
أ
ال تفس�ي   وأما 

حه كلام ، وهو ام حوت من الدقائق ما ل يسع سرش ن لدات صحن  اشتمل على تسعة محج

رافات ، وجامع للعقول ت الواهية والحن سرائيليات والروا�ي طيل والإ �ج
أ
 خال عن ال

والمنقول بتفصيل وسط مقبول.193

Artinya: Adapun tafsir al-A̅lūsī yang bernama Rūḥ al-Ma’ānī  tidak 
ada duanya dalam hal menghimpun dan mentaḥqīq, terdiri atas 

192 Ibid. 
193 Lihat Muḥsin, op. cit., h. 335. 
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sembilan jilid besar yang memuat pembahasan-pembahasan yang 
halus dan cermat yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. 
Tidak ditemukan di dalamnya berita-berita batil, isrāiliyyāt, riwayat 
lemah dan khurafat.  Menghimpun tafsir ma’qūl dan manqūl disertai 
penjelasan yang seimbang dan dapat diterima.

5.  Muḥammad ‘Abd ʻAzī�m al-Żarqānī�

Dalam kitabnya, Manāhil al-‘Irfān fi ̄ ‘Ulūm al-Qur’ān, Dia 
menyatakan:

السلف  ت  روا�ي فيه  نظم  عها،  التفس�ي وأوسعها وأحج أجل  التفس�ي من  وهذا 

م  ي�ن العبارة وما  يق  بطر م  ي�ن ما  ن  ب�ي فيه  ، وألف  المعقولة لف  آراء الحن انب  ج �ج
194 يق الشارة  بطر

Artinya: Tafsir ini termasuk tafsir terbesar, terluas dan 
terbanyak menghimpun. Memuat riwayat-riwayat ulama salaf  
dan ulama khalaf  yang rasional. Juga termuat penafsiran yang 
dapat dicerna, baik melalui ibārah maupun isyārah).

6.  Al-Sayyid Muḥammad Rasyī�d Riḍā (w. 1935 M)

Dia mengakui keunggulan tafsir Rūḥ al-Maʻāni ̄ dan 
dijadikan sebagai salah satu rujukan di dalam tafsirnya, al-
Manār. Ia mendudukkan al-A̅lūsī� sebagai seorang cendekiawan 
dan ulama yang sangat rasional.195  

194 Lihat al-Żarqānī, Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, juz II (Cet. I; Beirut: Dār al-
Fikr, 1996), h. 61. 

195 Muḥsin, op. cit., hh. 334-335. 
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Ulama-ulama Mesir 

Para ulama Mesir menyambut dengan senang hati kehadiran 
tafsir Rūḥ al-Ma’āni,̄ bahkan mantan Syaikh al-Azhar, Yūsuf al-
Nabulsī� al-Ḥambalī� menyodorkan tafsir ini kepada penduduk 
Mesir serta menganjurkan agar diterbitkan. Sementara itu, 
Syaikh Muḥammad al-Asymūnī� dalam kata sambutannya atas 
terbitnya tafsir Rūḥ al-Ma’āni,̄ ia mengatakan :

فضل ، وأذ
أ
دت ل ال به ، عد�ي المثال ، وقد �ش ي �ج

ن
ذا كتاب جليل �

ن
 وبعد �

نه الفاضل.196
أ
يعا �ج  عنت حج

Artinya: Sesudah itu, kitab ini adalah kitab besar pada kelasnya, tiada 
bandingannya, para tokoh telah menyaksikannya dan kesemuanya 
mengakui keunggulannya.

7.  Taufiq ‘Ulwan 

Dia menyebutkan tiga keistimewaan tafsir al-A̅lūsī�, yakni: 

(a) Rūḥ al-Ma’āni ̄salah satu tafsir terbesar dan paling banyak 

merangkum dan mempertemukan ringkasan kitab-kitab tafsir 

lain, (b) memadukan berbagai macam riwayat, baik yang 

bersumber dari ulama salaf  maupun dari ulama khalaf , dan 

196 Ibid., h. 334.  
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(c) bentuk penafsirannya melalui dua cara yaitu ‘ibārāt (secara 

zahir) dan isyārah (secara simbolik).197 

Dari sekian banyak ulama yang telah memberikan 
‘menakar’ tafsir al-A̅lūsī�, memberikan gambaran bahwa tafsir 
ini tidak dapat diragukan standar kualitasnya sebagai salah 
satu tafsir otoritatif (mu‘tabarah) yang dapat dijadikan sebagai 
marja’ sebagaimana halnya dengan tafsir lain yang sekelas 
dengannya.

197 Taufiq ‘Ulwan, Irwa’ al-Ẓam’ān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, (Diktat), Jakarta: 1998, h. 46. 
Taufiq ‘Ulwan adalah salah seorang dosen tamu dari Mesir untuk IAIN Syahid 
Jakarta pada tahun 1998 M. Ia seorang doktor tafsir dan juga sebagai seorang 
dokter ahli bedah. 



Bab Keempat

MAKNA DAN HAKIKAT  
AL-TAFSI̅R AL-ISYA̅RI̅ 

A. Pengelompokan Tafsir

Para pakar tafsir dan penulis metodologi tafsir masa awal 
mengelompokkan tafsir kepada tiga kategori, yaitu al-Tafsir̄ bi 

al-Ma’ṡūr, al-Tafsir̄ bi al-Ra’y dan al-Tafsir̄ bi al-Isyārah. Sedangkan 
dari segi metode penulisan tafsir, al-Farmāwī� mengelompok-kannya 
pada empat bagian, yaitu al-Tafsir̄ al-Taḥlil̄i,̄198 al-Tafsir̅ al-Ijmāli,̄199 
al-Tafsir̄ al-Muqāran200 dan al-Tafsir̄ al-Mauḍū’i.̄201 Selanjutnya ia 

198 Tafsir taḥlīlī ialah menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an dari segala seginya, berdasarkan 
urutan-urutan ayat dan surah dalam mushaf dengan cara menerangkan arti 
kosakata, kandungan arti jumlah, hubungan antara ayat dengan menyebutkan 
sebab nuzulnya, dsb. Lihat, ‘Abd al-Hayy al-Farmāwī, Muqaddimah fī Tafsīr al-
Mauḍū’ī. (ttp., 1988 M./1409 H.), Cet. Ke-2 h. 23-24.   

199 Tafsīr Ijmālī ialah menjelaskan makna ayat al-Qur’an secara global. Tujuan seorang 
mufasir adalah menyampaikan maksud ayat sekalipun dengan mempergunakan 
bahasanya sendiri. Ibid., h. 43.  

200 Tafsir al-Muqāran ialah menjelaskan makna ayat al-Qur’an dengan mengacu 
kepada beberapa kitab tafsir dengan cara mengadakan perbandingan antara 
pendapat beberapa mufasir. Ibid., h. 45. 

201 Tafsir al-Mauḍū’ī ialah mengimpentarisasi ayat-ayat al-Qur’an yang senada, lalu 
meletakkan ke dalam satu judul, kemudian menafsirkannya secara sistematis dan 
obyektif. Ibid., h. 52.  
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membagi tafsir taḥlil̄i ̄itu menjadi tujuh macam, yaitu: (1) al-Tafsir̄ 
bi al-Ma’ṡūr, (2) al-Tafsir̄ bi al-Ra’y, (3) al-Tafsir̄ al-Ṣūfi,̄ (4) al-Tafsir̄ 
al-Fiqhi,̄ (5) al-Tafsir̄ al-Falsafi,̄ (6) al-Tafsir̄ al-‘Ilmi� dan (7) al-Tafsir̄ 
al-Adābi ̄al-Ijtimāʻi.̄202 

Pengelompokan tafsir yang dilakukan al-Farmāwī� di atas 
pada prinsipnya tidak kontradiktif dengan pengelompokan yang 
dilakukan oleh ulama sebelumnya, karena pengelompokan tersebut 
hanya dilihat dari segi metode tafsir dan penulisannya, bukan dari 
segi coraknya. Bentuk tafsir nomor. 3, 4, 5, 6 dan 7 menunjukkan 
pula macam-macam corak tafsir.

Jika tafsir dilihat dari segi coraknya yang terjadi selama ini, 
M. Quraish Shihab mencatat sebanyak enam macam: (a) corak 
sastra bahasa, yang muncul disebabkan mengalirnya orang non 
Arab memeluk Islam, ditambah dengan kelemahan orang Arab 
sendiri di bidang ini, (b) Corak filsafat dan teologi akibat pengaruh 
banyaknya buku filsafat yang diterjemahkan. Seiring dengan itu itu, 
berbondong-bondongnya penganut agama lain masuk ke dalam 
Islam, sementara kepercayaan lamanya masih susah dilepaskan 
sama sekali, (c) corak ilmiah, akibat pesatnya perkembangan ilmu 
pengetahuan dan upaya memahami ayat-ayat al-Qur’an seiring 
dengan perkembangan ilmu tersebut, (d) corak fikih, disebabkan 
oleh munculnya berbagai mazhab fikih, yang masing-masing 
tampil untuk membela pendapatnya berdasarkan ayat-ayat yang 
dianggap tepat dalam bidang hukum, (e) corak tasawuf, disebabkan 
munculnya berbagai gerakan sufi sebagai reaksi terhadap kehidupan 

202 Ibid., h. 34. 
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yang materialistis atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan 
yang terasa, (f) corak sastra budaya kemasyarakatan didorong oleh 
keinginan menanggulangi aneka problema atau penyakit sosial 
yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.203 Keragaman corak 
tafsir sangat dipengaruhi oleh latar belakang, kecenderungan, dan 
kompetensi penafsirnya.       

Munculnya berbagai macam corak tafsir itu dimungkinkan oleh 
munculnya banyak pakar tafsir. Di samping keberadaan mereka 
sebagai mufasir, mereka mempunyai pula keahlian lain di bidang 
ilmu tertentu.  Hal ini diungkapkan oleh Dr. Manī�’ ‘Abd al-Ḥalī�m 
Maḥmūd, seorang mufasir yang pemikiran akidahnya menonjol ia 
akan berbicara secara luas dalam bidang itu. Apabila ia seorang ahli 
hukum atau fikih, ia akan memperdalam uraiannya tentang hukum. 
Demikian pula akan terjadi bagi pakar kisah atau sejarah, akhlak, 
tasawuf, dakwah, bahkan terhadap ayat-ayat yang berhubungan 
dengan diri manusia maupun yang berhubungan dengan alam.204 
Singkatnya, dominasi penjelasannya ditentukan oleh kepakaran dan 
kecenderungan mufasirnya.  

Dalam konteks itulah, peluang akan munculnya corak-corak 
tafsir yang lain lagi di kemudian hari mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi dan informasi 
sekarang ini dan seterusnya.

203 Quraish Shihab. Membumikan al-Qur’an. (Bandung: Mizan, 1413 H./1992 M.), 
Cet. Ke-2, h. 72.  

204 Manī’ ‘Abd al-Ḥalīm Maḥmūd, Manāhīj al-Mufassirīn, (Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, 
1978 M.), Cet. Ke-1, h. 8.   
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Tepatlah apa yang digambarkan oleh ‘Abdullāh Darrāz seperti 
yang dikutip oleh M. Quraish Shihab mengenai terjadinya keragaman 
penafsiran, karena al-Qur’an sendiri menunjang hal yang demikian: 
“Al-Qur’an laksana permata intan yang dari segala sudutnya 
memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar 
dari sudut lain, bisa saja terjadi seorang yang anda silahkan 
memandangnya akan melihat lebih banyak dari apa yang anda 
lihat”.205 Bahkan, al-Qur’an mempunyai makna yang tidak terbatas 
seperti terbatasnya kemampuan manusia untuk memahaminya. 
Itulah sebabnya, poros utama pemikiran tafsir selalu beragam 
antara tafsir yang satu dan tafsir lainnya.

Pada prinsipnya, tafsir terbagi kepada tiga kelompok utama 
yaitu: bentuk tafsir, metode tafsir dan corak tafsir. Bentuk tafsir 
terdiri atas dua macam yaitu al-Tafsir̄ bi al-Ma’ṡūr dan al-Tafsir̄ bi al-
Ra’y. Metode tafsir antara lain: Ijmāli,̄ Taḥlil̄i,̄ Muqārran dan Mauḍū’i.̄ 
Sedangkan corak tafsir antara lain: isyāri ̄ṣūfi,̄ falsafi,̄ ‘ilmi,̄ fiqhi,̄ dan 
adābi ̄ijtimā’i.̄

Nashiruddin Baidan menyusun skema ilmu tafsir yang 
menjelaskan posisi masing-masing bagian yang terkait dengan 
penafsiran al-Qur’an seperti berikut:206

205 Qurais Shihab, loc.cit. 
206 Nashiruddin Baidan, Metodologi Penafsiran al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar Offset, 2000 M.), Cet. Ke-2, h. 9.  
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Skema Ilmu Tafsir

B.  Mendudukkan Istilah secara Proporsional

Kata isyāri ̄berasal dari bahasa Arab yang akar katanya terdiri 
atas syin, waw dan ra, sehingga terbaca syawara yang berarti 

‘memetik’. Kalau orang Arab mengatakan العسل  itu bermakna شاور 
“memetik dan mengeluarkan madu dari sarang lebah”.

Dalam perkembangan pemaknaannya, kata asyāra dapat berarti 

pula “menunjuk”  ليد �ج إليه   (memberi kode dengan tangan) أشار 

atau لرأي �ج إليه  وأشار  أومأ    (memberi kode atau menunjuk dengan 

pandangan).207 شارة  berarti menentukan sesuatu dengan tangan الإ

207 Muhạmmad ibn Abi ̄ Bakr ibn ‘Abd al-Qādir, Tārikh Mukhtār al-Sịhḥạh (Beirut: Dār 
al-Fikr, 1414 H./1993 M.), h. 428. Lihat pula: Muhạmmad ibn Mukram ibn Manzụ̄r 
al-Ifrīqi ̄ al-Misṛī, Juz. IV (Beirut: Dār Sạ̄dir, t.th.), h. 437. 
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atau semisalnya. Kata tersebut dapat pula berarti ‘memberi kode 
dengan seseuatu yang dapat memberikan arti yang dimaksud’.208

Kata isyārah telah diserap kedalam bahasa Indonesia tanpa 
mengalami perubahan bunyi kecuali pada huruf akhirnya saja yaitu 
bunyi “t”, dan ia berarti “segala sesuatu (gerakan tangan, anggukan 
kepala, dan sebagainya)” yang dipakai sebagai tanda atau alamat.209

Kata isyāri ̄ adalah bentuk maṣdar  (kata jadian) yang 
mendapatkan tambahan ya’ nisbah musyaddadah  di akhirnya, 
sehingga mengandung arti sifat.210 Dari rangkaian kata tafsīr  dan 
kata isyāri ̄  terbentuk arti: “tafsir yang bersifat atau bercorak 
isyārah”.

Al-Tafsīr al-Isyāri ̄ didefinisikan sebagai suatu usaha 
menjelaskan kandungan al-Qur’an dengan penakwilan ayat-ayatnya 
sesuai dengan isyarat yang tersirat di balik yang tersurat, dengan 
tidak mengingkari arti zahir ayat.211 Al-Tafsīr al-Isyāri ̄ mengandung 
makna, memahami yang tersirat di balik yang tersurat, dengan syarat 
harus melewati aspek-aspek yang tersurat. Artinya, para mufasir 
isya �rah tetap mengakui sepenuhnya arti zahir ayat yang bertumpu 
pada kaedah bahasa Arab, bahkan bagi mereka, itulah yang harus 
diprioritaskan. Namun di balik arti zahir (eksoterik) itu, mereka 
melihat simbol-simbol yang menurut keyakinan mereka, dapat 

208 Ibrāhi ̄m Ani ̄s, dkk., al-Mu‘jam al-Wasīt,̣ Juz. I (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1392 H./1972 
M.), Cet. Ke-2, h. 499. 

209 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. 
Ke-3, h. 341.  

210 Mustạfā al-Galāyain, Ja ̄mi‘ al-Durūs al-‘Arabiyyah, Juz. II (Beirut: Mansyūrāt al-
Maktabah al-‘Arabiyyah, 1408 H./1987 M.), Cet. Ke-2, h. 71. 

211 Muhạmmad Hụsain al-Z ̇ahabī,  Al-Tafsīr wa al-Mufassirūn, jilid II, (t.tp., tp., 1396 
H./1976M), Cet. Ke -2, h. 352.
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dianggap sebagai padanan terhadap arti zahir yang terkandung 
dalam suatu ayat, lalu dimunculkanlah arti-arti isya�rah itu menurut 
bahasa dan istilah-istilah yang mereka gunakan.

Penafsiran semacam ini, pada umumnya dilakukan oleh 
kalangan ulama sufi, sehingga tafsirnya disebut pula al-Tafsīr al-
Sụ̄fī, seperti yang direpresentasikan oleh al-Tustari� (w. 282 H.) dan 
Ima �m al-Qusyairi� (w. 465 H.). Ulama sufi biasa pula disebut dengan 
penempuh jalan rohani (sālik) atau arbāb al-sulūk (tokoh-tokoh 
penempuh jalan spiritual). Sebutan lain untuk mereka adalah ahl 
Allāh, ahl al-haqāiqah, ahl al-muhaqqiqūn, al-qaum, al-‘ārif bi Allāh.

Isyārah merupakan terjemahan dari bisikan hati seorang berupa 
tajallī dan musyāhadah, dan sebagai bukti adanya emanasi (faiḍ) 
Allah kepada seorang pilihan atau kekasih-Nya berupa rahasia-
rahasia firman-Nya dan sabda-sabda rasul-Nya.212 Jadi, hasil dari 
penafsiran isyārah merupakan anugerah Allah yang bersifat spesifik 
(kepada orang-orang tertentu) di dalam memahami ungkapan-
ungkapan baik dari al-Qur’an maupun sabda-sabda Rasulullah 
Saw. Ayat-ayat al-Qur’an dimaknai sebagai kode-kode Tuhan yang 
harus dipahami melalui ketajaman batin dan senantiasa mengharap 
anugerah serta limpahan Ilahi pada mufasir.

Defenisi al-Tafsīr al-Isyāri ̄ yang lebih lengkap dikemukakan al-
S ̣a �bu �ni�, yaitu “penakwilan ayat-ayat al-Qur’an yang berbeda dari 

212 Hạsan ʻAbbās Zaki ̄, Latạ̄if al-Isyāra ̄t (kata pengantar). Jilid I. (Kairo, Da ̄r al-Kitāb 
al-‘Arabī li Al-Tịbā’ah wa al-Nasyr, tth.), h. 5. Tajallī  adalah apa yang terbuka 
bagi hati seseorang berupa cahaya-cahaya gaib. Tajallī ada dua macam: Tajalllī 
zat dan Tajallī sịfāt. Lihat ʻAli ̄ Ibn Muhạmmad al-Jurjāni ̄, kitab al-Ta’rīfāt. (Bairut: 
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H./ 1088 M.). Cet ke-3, h. 51-52. Musyāhadah 
dipergunakan sebagai istilah dalam segala sesuatu berdasarkan dalil tauhid, atau 
melihat al-Hạqq (Allah) pada segala sesuatu. Ibid., h. 215.



| 96 |

Menembus Dimensi Esoterik

arti zahirnya dikarenakan adanya isyarat-isyarat tersembunyi yang 
hanya dilihat oleh sebagian ulama (ulū al-‘ilm) atau orang-orang al-
ārif  bi Allāh  dari golongan- golongan orang yang menempuh jalan 
rohani dan berjihad melawan nafs; mereka adalah orang-orang yang 
diterangi penglihatan hati (baṣīrah)nya oleh Allah, sehingga mereka 
menemukan rahasia-rahasia al-Qur’an, atau pengungkapan terhadap 
apa yang terpatri dalam benaknya dari sebagian makna-makna yang 
halus dengan perantaraan ilham Ilahi, dan ada kemungkinan untuk 
mengkompromikan antara keduanya (arti isyārah dan arti ‘ibārah) 
dari apa yang dimaksud oleh ayat-ayat al-Qur’an”.213

Ilmu semacam ini, kata al-Ṣa �bu �ni� selanjutnya, tidak termasuk 
dalam kategori ilmu kasbī (usaha), yaitu ilmu yang dapat diperoleh 
melalui usaha penelaahan atau dengan penelitian, akan tetapi ilmu 
ini termasuk kategori ilmu ladunnī, yaitu pemberian langsung 
dari Allah sebagai pengaruh dari ketakwaan, istiqāmah dan ṣalāh ̣ 
(kebaikan) seseorang. Al-Ṣa �bu �ni� berdasar pada dua ayat al-Qur’an, 
masing-masing ayat 65 al-Kahf dan ayat 282 al-Baqarah.214 Kedua 
ayat yang dimaksud adalah:

ا.. ً  عِلْ
�نَّ
ُ

د
َ
نَاهُ مِنْ ل ْ  وَعَلَّ

 مِنْ عِنْدِ�نَ
ً
ة يْنَاهُ رَحَْ

َ
 آت

ا مِنْ عِبَادِ�نَ
ً

ا عَبْد
َ

وَجَد
َ
ف

Terjemahnya: “Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba diantara 
hamba-hamba Kami yan telah Kami berikan kepadanya rahmat dari 
sisi Kami dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami”.

213 Al-Sạbūni ̄, Al-Tibyān Fī Ulūm Al-Qur’ān, (Bairut: ‘A ̅lam al-Kutub, 1405 H./ 1958 
M.), Cet. Ke-1, h. 171.

214 Ibid., h. 171-172.
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. ٌ ءٍ عَلِ�ي ْ
ي

َ ِ سش
ّ ُ

ُ بِك ُ وَاللهَّ ُ اللهَّ كُ ُ ِ
ّ

َ وَيُعَل وا اللهَّ
ُ
ق
َّ
وَات

Terjemahnya: Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan 
Allah Mahamengetahui segala sesuatu.

Ilmu yang seperti diilustrasikan oleh al-Ṣa �bu �ni� di atas tidak 
mungkin didapat oleh sembarang orang, melainkan terbatas bagi 
orang-orang yang berhati bersih, yakni orang yang telah menempuh 
perjalanan rohani yang amat berat, dan sebagai buahnya Allah-
lah yang langsung menjadi gurunya, tanpa perantara. Pengalaman 
rohani yang dirasakan seseorang dengan menempuh jalan tasawuf 
–seperti yang ditegaskan oleh Dr. Abd. Ḥali �m Mah ̣mu �d yang dikutip 
oleh al-Syarqa�wi �– tidak ada hubungnnya dengan materi. Oleh sebab 
itu, ilmu-ilmu modern tidak ada kaitannya dengan tasawuf yang 
bersifat rohaniah. Apapun yang keluar dari mulut seorang sufi 
dalam bentuk isyārah  bukanlah sesuatu yang aneh kecuali bagi 
orang yang tidak pernah merasakan lezatnya perjalanan rohani itu.215 
Artinya, apapun yang diucapkan oleh seorang sufi berupa isyārah 
tidak dapat dibuktikan dengan menggunakan timbangan teori-teori 
ilmiah modern, karena tidak ada keterkaitan antara keduanya.

C.	 Identifikasi	Kitab-Kitab	Tafsir	yang	Bercorak	Isyārah.

Kitab tafsir yang bercorak isyarāh tidak banyak jumlahnya, 
tidak mengalami akselerasi seperti halnya tafsir-tafsir lain. 
Jumlahnya yang sedikit itupun tidak gampang menemukannya. 

215 Lihat Hasan al-Syarqāwī, Mu’jam Al-Faz ̣al-Sụ ̄fiyyah, (Kairo: Muassasah Mukhtār, 
1978 M), cet. Ke-1, h.. 9.
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Besar kemungkinan, yang menyebabkan demikian karena sebagian 
ulama masih ada yang mempertanyakannya bahkan meragukan 
eksistensinya. Selain itu, dalam kenyataannya, kitab tafsir yang 
bercorak isyārah masih ada di antaranya dalam bentuk manuskrip.

Al-Ẓ̇ahabi � hanya menyebutkan lima buah tafsir yang bercorak 
isyārah, yakni 1) Tafsīr Al-Qur’ān Al-Karīm, karya al-Tustari� (200 
H. – 283 H), 2) Ḥaqa ̄iq Al-Tafsīr, karangan al-Sulami� (330 H – 412 
H),  3) ‘Arāis Al-Bayān Fī Ḥaqa ̄iq Al-Qur’a�n, oleh Abu � Muh ̣ammad 
al-Syi�ra �zi� al-Ṣu �fi� (w. 666 H)  4), al-Ta’wīlāt al-Najmiyyah, oleh Najm 
al-Di�n Dayah (w. 654 H) bersama ‘Ala� al-Daulah al-Simna�ni� (659 H 
– 736 H); dan 5) Tafsi�r Ibn ʻArabi � (Ta’wīlāt al-Qāsyāni ̄) oleh ʻAbd 
Razza�q al-Qa�sya �ni� (w. 730 H).216 Ada lagi satu tafsir bercorak isyāri ̄ 
yang tidak disebut oleh H ̣usain al-Ż̇ahabi � dalam kitabnya, Tafsīr 
wa al-Mufassirūn. Demikian pula penulis ʻUlūm al-Qur’ān yang lain 
tidak ada yang menyinggungnya. Kitab yang dimaksud adalah Latạ̄if 
al-Isyāra ̄t (Tafsīr Sụ̄fī Kāmil li Al-Qur’ān Al-Karīm) yang disusun oleh 
Imam al-Qusyairi�, pengarang Risālah al-Qusyairiyyah (376 H – 465 
H/ 986 M – 1073 M).

Jika diperhatikan tahun-tahun hidup para penulis tafsir bi al-
isyārah di atas, tidak ada lagi seorang pun diantara ulama yang 
muncul setelah abad kedelapan hijriah yang mengembangkan tafsir 
macam itu, sehingga jumlahnya dapat dihitung jari. Berbeda dengan 
tafsir biasa (zahir) yang mengalami progress sangat pesat dan 
berkelanjutan (sustainabilty) terus sampai hari ini. Kesenjangan 
jumlah tafsir zahir dan tafsir esoterik sangat jauh. Mufasir yang 

216 Lihat: Ibid., al-Tafsīr wa al-Mufassirūn, juz II, h. 380, 384, 390, 393, 400.
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dianugerahi kompetensi untuk memproduksi karya tafsir secara 
isya �rah  termasuk manusia langka.

Ulama tafsir terbagi kepada lima kelompok di dalam melakukan 
penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur’an, yakni: 1) kelompok yang 
hanya memusatkan perhatiannya kepada penafsiran al-Qur’an 
secara zahir saja. Kelompok inilah yang terbanyak; 2) kelompok 
yang mengutamakan penafsiran zahir, tetapi juga  mengemukakan 
penafsiran isyārah sekalipun seadanya saja, seperti yang dilakukan 
oleh al-Naisabu�ri� dan al-A̅lu �si�; 3) kelompok yang memfokuskan 
perhatiannya kepada tafsir bi al-isyārah, namun terkadang diselipkan 
pula penafsiran zahir, seperti yang dilakukan oleh al-Tustari�; 4) 
kelompok yang sepenuhnya mengarahkan penafsirannya kepada 
bentuk bi al-isyārah, tanpa menyinggung sedikitpun penafsiran 
zahir seperti yang dilakukan al-Sulami�; dan 5) kelompok yang 
mengenyampingkan sama sekali tafsir zahir dengan menempuh 
cara lain yaitu dengan mempertemukan antara tafsir al-Taṣawwuf al-
Isyāri ̄ dan tafsir taṣawuf al-naẓari ̄ (tasawuf falsafī) atau yang dikenal 
dengan tasawuf teoritis, seperti yang dilakukan oleh penulis tafsir 
yang dinisbahkan kepada Ibn ‘Arabi�.217 Adapun tafsir yang ditulis 
oleh al-Qusyairi� dapat dimasukkan kedalam kelompok ketiga, yaitu 
tafsir yang didominasi oleh penafsiran isyāri ̄.

Beberapa kitab tafsir yang bercorak isyārah yang dicatat 
namanya di atas, ditambah dengan satu lagi, yakni yang ditulis oleh 
al-Qusyairi� yang tidak pernah disinggung oleh penulis-penulis‘Ulūm 
al-Qur’ān selama ini:

217 Lihat: Ibid.,h. 379.
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1. Tafsīr Al-Qur’ān al-Karīm

Pengarangnya, Abu � Muh ̣ammad Sahl ibn ‘Abdulla�h ibn 
Yu �nus Ibn ‘I̅sa� ibn ‘Abdulla�h al-Tustari� (200 H-283 H), dicetak 
oleh Penerbit al-Sa’a�dah 1908 H. Tafsir ini terdiri atas satu jilid 
saja dalam ukuran kecil, hanya sekitar dua ratus halaman saja. 
Pada hakikatnya, kitab ini tidak dipersiapkan oleh penulisnya 
untuk satu kitab tafsir, karena pada mulanya hanya berupa 
kumpulan dari ucapan-ucapan yang pernah disampaikan 
olehnya di dalam menafsirkan beberapa ayat Al-Qur’an. Nanti 
di kemudian hari, ucapan-ucapannya itu disusun oleh salah 
seorang muridnya, Abu � Bakr Muh ̣ammad ibn Aḥmad al-
Bagda �di�, lalu di atasnamakannya, al-Tustari.218 

Dalam mukadimah kitab ini dijelaskan bahwa setiap ayat 
Al-Qur’an mengandung empat makna: makna ẓāhir, makna 
bāti ̄n, makna h ̣add, dan makna maṭla’. Selanjutnya dijelaskan 
bahwa yang dimaksud dengan makna ẓāhi ̄r ialah tilāwah-
nya (bacaannya), makna bāti ̄n ialah pemahamannya, makna 
h ̣add ialah hukum halal-haramnya, dan makna maṭla’ ialah 
kemampuan hati seseorang memahami dan menangkap 
maksudya.219 

Contoh penafsirannya, misalnya firman Allah dalam surah 
al-Syu‘ara�’, ayat 78, 79, 80, dan 81:

. ِ
ن فِ�ي

ْ
وَ يَش ُ َ ا مَرِضْتُ �ن

َ
. وَإِذ ِ

ن ي وَيَسْقِ�ي ِ
عِمُ�ن

ْ
ذِي هُوَ يُط

َّ
. وَال ِ

ن دِ�ي ْ وَ �يَ ُ َ ي �ن ِ
�ن
َ
ق
َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
 ال

. ِ
ن يِ�ي ْ ُ َّ �ي ُ ي �ش ِ

�ن
ُ
يت ِ ذِي �يُ

َّ
وَال

218 Ibid., h. 380.
219 Ibid., h-381.
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Terjemahnya: (yaitu Tuhan) yang telah menciptakan aku, maka Dialah 
yang menunjuki aku, dan Tuhanku, yang memberi makan dan minum 
kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku, 
dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku 
(kembali).

Al-Tustari� menafsirkannya sebagai berikut: Dialah yang 
menciptakan aku untuk menyembah-Nya dan memberi 
petunjuk kepadaku untuk mendekat kepada-Nya, memberi 
makan kepadaku dengan kelezatan iman dan memberi minum 
berupa tawakal dan kifaȳah, apabila aku bergerak kepada 
selain-Nya, Dia memelihara aku dan apabila aku condong 
kepada dunia, Dia menahan aku, dan Dialah yang mematikan 
aku, kemudian menghidupkan aku kembali melalui zikir.220 

2. Haqāiq al-Tafsīr

Penyusunnya ialah Abu � ‘Abd al-Rahma�n Muh ̣ammad 
ibn al-Ḥusain ibn Mu �sa� al-Azdi� al-Sulami� (330 H-412 H) Ia 
salahseorang ulama besar di Khura�sa�n dan dikenal sebagai 
Syaikh al-Sụ̄fiyyah. Ia menguasai berbagi cabang ilmu, di 
antaranya: tafsir, hadis, sejarah, dan tasawuf. Ia berhasil 
menulis lebih dari seratus buah buku.221 Tafsir ini masih dalam 
bentuk manuskrip, terdapat di Perpustakaan al-Azhar dengan 
nomor register 1092.222 Kitab ini terdiri atas satu jilid besar. 
Isinya khusus bercorak isyārah murni tanpa termuat sedikit 
pun penafsiran zahir.  Hal ini dilakukan, karena itulah keinginan 

220 Ibid., h. 382.
221 Ibid., h. 384.
222 Ibid., h. 632.
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penulisnya yaitu mewujudkan suatu kitab tafsir tersendiri 
yang secara spesifik memuat penafsiran ahli haqi ̄qah saja. Di 
dalamnya termuat kumpulan dari berbagai penafsiran tokoh-
tokoh sufi, yang berhasil disusunnya sesuai dengan urutan surat 
dan ayat al-Qur’an, sekalipun tidak semua ayat ditafsir. Yang 
dijadikan sebagai rujukan primer ialah: Ja’far ibn Muḥammad 
al-Ṣa �diq (w. 140 H), Ibn ‘Aṭa �’ Allah al-Iskandari� (w. 709 H), al-
Junaid (w. 3297 H), Fuḍail ibn ‘Iya�d (w. 187 H), Sahl al-Tustari� 
(w. 283 H), bersama beberapa rujukan lainnya.223 

Dalam mukadimah kitabnya, ia menyatakan bahwa dirinya 
hanya bertindak selaku pengumpul (collector) dan penyusun 
(writer dan bukan author) dari ucapan-ucapan, penafsiran 
tokoh-tokoh ahli h ̣aqi ̄qah, seperti dalam pernyataan :« … setelah 
aku melihat begitu banyak ulama zahir berlomba menulis 
berbagai macam cabang ilmu al-Qur’an, misalnya: ilmu qirāah, 
tafsir, musykilāt, hukum, i’rāb, bahasa, mujmal, maufassar, 
na ̄sikh, mansūkh, tanpa ada ikhtiar untuk menghimpun 
kandungan al-Qur’an menurut pemahaman ahli h ̣aqi ̄qah, 
kecuali beberapa ayat saja yang dinisbahkan kepada Abi � al-
‘Abba�s ibn ‘Aṭa �’ dan yang sebagiannya berasal dari Ja’far ibn 
Muh ̣ammad al-Ṣa �diq, dan itu pun tersusun dengan baik, maka 
atas pertimbangan itulah, aku mengumpulkan ucapan-ucapan 
ulama sufi dan menyusunnya sesuai dengan kemampuanku. 
Usaha ini dilakukan setelah beristikhārah dan meminta 

223 Ibid., h. 385.
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pertolongan Allah Swt». 224 Berikut dimuat tiga buah contoh 
penafsirannya:

a. Surat al-Ra‘d, ayat 3. Allah berfirman:

ارًا. َ ْ �ن
َ
َ وَأ

ا رَوَاسِي َ  فِ�ي
َ

 وَجَعَل
َ

رْض
أ
 ال

َّ
ذِى مَد

َّ
وَهُوَ ال

Terjemahnya: Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan 
menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya.

Al-Sulami� menjelaskan: “ kata sebagain dari mereka, 
Dia-lah Allah yang menghamparkan bumi dan menjadikan 
padanya awtād (pasak-pasak) dari para wali-Nya, dan 
sādah (pemimpin) dari hamba-hambanya. Kepada 
merekalah hendaknya mencari perlindungan dan dengan 
perantaraan mereka keselamatan akan dicapai. Siapa yang 
melakukan perjalanan mencari mereka, ia akan beruntung 
dan selamat. Sebaliknya, siapa yang mencari selain dari 
mereka, maka ia akan menyesal dan merugi.225

b. Surat al-Infitạ̄r, ayat 13 dan 14. Firman Allah:

. ٍ �ي ِ
َ ِ حج

�ن
َ
ارَ ل جَّ

ُ
ف
ْ
 ال

َّ
. وَإِن ٍ عِ�ي

َ
ِ ن

�ن
َ
ارَ ل َ �جْ

أ
 ال

َّ
إِن

Terjemahnya: Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti 
benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan 
sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada 
dalam neraka.

224 Ibid.
225 Ibid.,h. 388.
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Dalam menjelaskan penafsiran ayat ini, al-Sulami� 
mengutip Ja’far al-Ṣa �diq: “Na’īm ialah ma’rifah  dan 
musyāhadah, sedangkan Jah ̣īm ialah nufūs, padanya 
terdapat api yang senantiasa berkobar terus”.226 Jadi 
menurutnya, surga dan neraka terdapat juga di dalam 
diri setiap manusia. Seorang manusia dapat dikatakan 
telah merasakan nikmat surga apabila ia telah mencapai 
tingkat ma’rifah dan musyāhadah di dalam perjalanannya 
menuju Allah. Sebaliknya, apabila seseorang masih berada 
pada tingkat nufūs (dikuasai oleh hawa nafsunya) maka ia 
dianggap telah merasakan siksaan neraka. Artinya, surga 
dan neraka dapat dirasakan oleh manusia selagi masih 
berada di dunia ini.

c. Surat al-Naṣr, ayat 1. Firman Allah:

تْحُ.
َ
ف
ْ
ِ وَال

َّ
صْرُ الله

َ
ا جَاءَ ن

َ
إِذ

Terjemahnya: “Apabila telah datang pertolongan Allah dan 
kemenangan”.

Al-Sulami� mengutif penafsiran Ibn ‘Aṭa �’ Alla�h: 
“Apabila konsentrasi hanya tertuju kepada Allah semata 
dengan melupakan segala yang selain-Nya, maka dengan 
sendirinya al-Fatḥ akan datang dari Allah. Al-Fath ̣ itu, 

226 Ibid., 389.
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menurutnya adalah lepas dari penjara sifat kemanusiaan 
dengan bertemu Allah Swt.227 

3. ‘Arāis al-Bayān fī Ḥaqa ̄iq Al-Qur’ān

Kitab ini disusun oleh Abu � Muh ̣ammad Ruzbaha �n ibn 
Abi� al-Naṣr Al-Baqli� al-Syi�ra �zi� al-Ṣu �fi� (w. 666 H), terdiri atas 
dua jilid besar, dicetak untuk pertama kalinya di India 1315 
H. Tafsir ini sepenuhnya bercorak isyāri ̄, namun penyusunnya 
tetap mengakui arti zahir, hanya saja kelihatannya lebih 
mengutamakan arti isyārah. Hal yang mendorong untuk 
menulis tafsir jenis ini, menurut pengakuannya, ia tergugah 
oleh dua firman Allah dalam al-Qur’an, yakni ayat 109 surat 
al-Kahf dan ayat 27 surah Luqma�n. Kedua ayat yang dimaksud 
adalah:

وْ
َ
ِ وَل

ّ
 رَ�ج

ُ
ات َ ِ

َ
 ك

َ
د

َ
نْف

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
بْل

َ
بَحْرُ ق

ْ
 ال

َ
نَفِد

َ
ِ ل

ّ
اتِ رَ�ج َ ِ

َ
ادًا لِك

َ
بَحْرُ مِد

ْ
 ال

َ
ن

َ
وْ ك

َ
 ل

ْ
ل

ُ
 ق

دًا.
َ

لِهِ مَد
ْ
ث ِ نَا �جِ

ْ
جِئ

Terjemahnya: Katakanlah: “Kalau sekiranya lautan menjadi tinta 
untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan 
itu sebelum habis (ditulis) kalimat Tuhanku”.

رٍ مَا ُ ْ �ج
َ
 أ

ُ
هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَة

ُّ
د ُ بَحْرُ �يَ

ْ
لامٌ وَال

ْ
ق
َ
رَةٍ أ َ ج

َ ش
رْضِ مِنْ س

أ
ِ ال

ن
 مَا �

َّ
ن

َ
وْ أ

َ
 وَل

. ِ
َّ

 الل
ُ

ات َ ِ
َ

 ك
ْ

ت
َ

فِد
َ
ن

227 Ibid.
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Terjemahnya: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena 
dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) 
sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) 
kalimat Allah.

Karena tergugah oleh kedua ayat tersebut, ia mengatakan: 
“Aku ingin menimba hikmah-hikmah azali berupa isyārah abadi 
dari lautan azali, yang tidak mampu dicapai oleh pemahaman 
ulama dan tidak dapat dijangkau oleh para h ̣ukamā, dengan 
tujuan ingin mengikuti jejak para wali, meneladani para 
khalifah, merintis jalan orang-orang pilihan… Adakalanya aku 
menafsir sebuah ayat yang belum pernah ditafsir oleh tokoh 
lain. Secara khusus ucapan-ucapan syaikh saya sebagiannya 
saya kutip karena ungkapannya lebih halus dan isyarāh-nya 
lebih indah atas keberkahan mereka … .228

Contoh penafsirannya, firman Allah pada ayat 20 dan 21 
surat al-Naml:

ا�جً
َ

هُ عَذ بَنَّ ِ
ّ

عَذ
أ
. ل نَ ائِبِ�ي

َ
غ

ْ
 مِنَ ال

َ
ن

َ
مْ ك

َ
 أ

َ
هُد

ْ
د ُ رَى الْ

َ
َ ل أ

 مَا لِىي
َ

ال
َ
ق
َ
َ ف �يْ

َّ
 الط

َ
د

َّ
ق
َ
ف
َ
 وَت

. ٍ
ن انٍ مُبِ�ي

َ
ط

ْ
ِ بِسُل

ّ تِيَ�ن
ْ
يَأ

َ
وْ ل

َ
هُ أ نَّ َ َ �ج

ْ
ذ
أ
وْ ل

َ
ا أ

ً
دِيد

َ
ش

Terjemahnya: Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: 
“Mengapa Aku tidak melihat hud-hud, apakah dia termasuk yang 
tidak hadir. Sungguh Aku benar-benar akan mengazabnya dengan 
azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika 
benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang”.

228 Ibid., h. 390
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Dalam menafsirkan ayat tersebut ia katakan: 
sebenarnya yang dimiliki Nabi Sulaima �n tiada lain kecuali 
hatinya sendiri, yang pernah menghilang sejenak. Ketika 
itu hatinya gaib pada gaib al-Ḥaqq, hatinya terfokus kepada 
al-Maẓkūr (Allah) bukan kepada zikir, lalu dicarinya, tetapi 
tidak ditemukan. Ia merasa heran, ke mana gerangan 
hatinya...? Lalu ia berkata: “pasti aku akan menyiksanya 
dengan kesabaran agar tetap dalam keadaan murāqabah 
dan ri’aȳah… agar ia fana �’, kemudian fanā’ dari fanā’. Atau 
aku menyembelihnya dengan pedang maḥabbah atau 
dengan pisau ‘isyq kecuali kalau ia datang dari gaib dengan 
membawa cahaya-cahaya sirr azali…”.229 

4. Al-Ta’wīlāt al-Najmiyyah

Kitab tafsir ini ditulis oleh dua orang, yakni: Najm al-Di�n 
Abu� Bakr ibn ‘Abdulla�h ibn Muh ̣ammad ibn Sya �ha �dir al-Uzdi� al-
Ra �zi� Dayah (w. 654 H), dan Aḥmad ibn Muh ̣ammad ibn Aḥmad 
ibn Muh ̣ammad al-Simna�ni� al-Baya�nki �, digelar dengan ‘Ala� al-
Daulah (659 H-736), masih dalam bentuk manuskrip, terdapat 
di Dar� al-Kutub, nomor register 26 .230

Tafsir ini terdiri atas lima jilid besar. Jilid I sampai jilid IV 
ditulis oleh Najm al-Di�n Da�yah, sedangkan jilid V ditulis oleh 
al-Simna�ni�. Tulisan Najm al-Di�n berakhir pada surat al-Ż̇a �riya �t, 
ayat 17 dan 18, yakni:

229 Ibid., h. 292.
230 Ibid., h. 393, 632.
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.
َ

فِرُون
ْ
ْ يَسْتَغ

ُ
ارِ هم َ ْ

س
أ
ل . وَ�جِ

َ
جَعُون ْ يْلِ مَا �يَ

َّ
لِيلا مِنَ الل

َ
وا ق

ُ
ن

َ
ك

Terjemahnya: Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; 
dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah).

Al-Simna�ni� yang melanjutkan tafsir ini, ternyata ia tidak 
menyelesaikan terlebih dahulu penafsiran surat al-Ż̇a �riya �t yang 
belum sempat diselesaikan Najm al-Di�n karena meninggal 
dunia. Ia melanjutkan dengan menafsir kembali surat al-
Fātih ̣ah, lalu masuk pada surat al-Tụ �r, surat yang menyusul 
surat al-Ż̇a �riya �t.231 Berarti masih ada empat puluh dua ayat dari 
enam puluh ayat yang tidak ditafsir di dalam surat al-Ż̇a �riya �t.

Ḥusain al-Ż̇ahabi � menjelaskan bahwa apa yang ditulis oleh 
keduanya tampak sekali perbedaannya.  Bagian yang ditulis 
Najm al-Di�n agak lebih mudah dipahami. Sebelum ia menafsir 
secara isyārah terkadang ia mengemukakan terlebih dahulu 
makna zahir ayat. Sedangkan bagian yang ditulis al-Simna�ni� 
sangat berbelit-belit dan sulit dimengerti, karena ia mengakui 
pola falsafah ṣūfiyyah. Hal ini diakui sendiri oleh al-Simna�ni�, 
tidak gampang bagi seorang untuk memahami apa yang ia 
sampaikan dalam tafsirnya sebelum orang itu menempuh sulūk 
terlebih dahulu atau menyaksikan secara langsung apa yang ia 
dengar.232 Pisau analisis yang digunakan lebih menyelami sisi 
dalam (makna batin).

231 Ibid., h. 394-395.
232 Ibid.
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Dalam pengantarnya, dijelaskan bahwa setiap ayat dalam 
al-Qur’an mempunyai tujuh arti ba�t ̣in, bahkan lebih dari itu, 
bisa sampai tujuh puluh atau tujuh ratus arti ba �t ̣in. kemudian 
dijelaskan yang dimaksud tujuh arti bāt ̣in, ialah: a) bāt ̣in yang 
khusus tingkat laṭīfah qālibiyyah;  b) bāt ̣in yang khusus untuk 
laṭ̄ifah nafsiyyah;  c) bāt ̣in yang khusus untuk laṭīfah qālbiyyah; 
d) bāt ̣in yang khusus untuk laṭīfah sirriyyah; e) bāt ̣in yang 
khusus untuk laṭīfah rūh ̣iyyah; f) bāt ̣in  yang khusus untuk 
laṭīfah khāfiyyah;  dan g) bāt ̣in yang khusus untuk laṭīfah 
h ̣aqqiyyah.233

Contoh penafsiran Najm al-Di�n Da�yah: firman Allah surat 
al-Taubah ayat 123:

وا ُ  وَاعْلَ
ً
ة

َ
ظ

ْ
ْ غِل وا فِيكُ

ُ
يَجِد

ْ
ارِ وَل

َّ
ف

ُ
ك

ْ
ْ مِنَ ال كُ

َ
ون

ُ
نَ يَل ذِ�ي

َّ
وا ال

ُ
اتِل

َ
نَ آمَنُوا ق ذِ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
 �يَ أ

. نَ قِ�ي تَّ ُ َ مَعَ الْ  اللهَّ
َّ

ن
َ
أ

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-
orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui 
kekerasan dari padamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama 
orang-orang yang bertakwa. 

Ayat tersebut ditafsirkan sebagai berikut: 

ارِ“ 
َّ
ف

ُ
ك

ْ
ال مِنَ   ْ كُ

َ
ون

ُ
يَل نَ  ذِ�ي

َّ
ال وا 

ُ
اتِل

َ
 berjihadlah melawan nafsu dan ”ق

sifat-sifatnya dengan cara menyalahi segala keinginan-
keinginannya, lalu mengantarnya kepada mentaati Allah, 

233 Ibid.



| 110 |

Menembus Dimensi Esoterik

karena ia dapat menghijab kamu dari Allah  “
ً
ة

َ
ظ

ْ
ْ غِل وا فِيكُ

ُ
يَجِد

ْ
 ”وَل

yaitu dengan tekad yang kuat untuk memusnahkannya dengan 
meninggalkan keinginannya, kelezatannya, dan segala yang 
dianggapnya baik, kemudian menggiringnya mencari al-Ḥaqq. 

 “ نَ قِ�ي تَّ ُ َ مَعَ الْ  اللَّ
َّ

ن
َ
وا أ ُ  ketahuilah bahwa Allah bersama dengan ”وَاعْلَ

orang-orang yang bertakwa melalui jażbah al-wuṣūl (tarikan 
ilahi sehingga terjadi penyatuan), agar mereka terpelihara dari 
selainnya.234

Contoh penafsiran al-Simna�ni�, firman Allah dalam surah al-
Syams ayat 11 dan seterusnya:

يَاهَا.
ْ
ِ وَسُق

َّ
 الله

َ
ة

َ
ق

ِ �نَ
َّ

 الله
ُ

مْ رَسُول ُ  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
اهَا. ف

َ
ق

ْ
ش

َ
 أ

َ
بَعَث

ْ
وَاهَا. إِذِ ان

ْ
غ

َ
ودُ بِط ُ َ بَتْ �ش

َّ
ذ

َ
 ك

بَاهَا
ْ
 عُق

ُ
اف

نَ َ  �ي
َ

اهَا. وَل سَوَّ
َ
مْ ف ِ �جِ

ْ
ن

َ
مْ بِذ ُ مْ رَ�جُّ ِ

ْ �ي
َ
مَ عَل

َ
مْد

َ
د

َ
رُوهَا ف

َ
عَق

َ
بُوهُ ف

َّ
ذ

َ
ك

َ
ف

Terjemahnya: (Kaum) Sạmu ̄d telah mendustakan (rasulnya) karena 
mereka melampaui batas, ketika bangkit orang yang paling celaka di 
antara mereka, lalu Rasul Allah (Nabi Sạ̄leh) berkata kepada mereka: 
(“Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya”. Lalu mereka 
mendustakannya dan meyembelih unta itu, maka Tuhan mereka 
membinasakan mereka, lalu Allah menyamaratakan mereka (dengan 
tanah).

Al-Simna�ni� menjelaskan, “.اهَا
َ
ق

ْ
ش

َ
 أ

َ
بَعَث

ْ
وَاهَا. إِذِ ان

ْ
غ

َ
ودُ بِط ُ َ بَتْ �ش

َّ
ذ

َ
 ”ك

ketika laṭīfah itu bangkit dan bergegas untuk menghadapi al-
tạ̄giyyah (si pembuat aniaya), bangkit pulalah kekuatan nafsu 

234 Ibid, h. 396-397.
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yang paling celaka mengkuti al-laṭīfah al-ṣāliḥah  dengan tujuan 
ingin menyembelih unta syauq (kerinduan).  Maka Rasulullah 

Saw. berkata kepada mereka, yakni laṭīfah itu َيَاه
ْ
وَسُق  ِ

َّ
الل  

َ
ة

َ
ق

�نَ

 berhati-hatilah jangan sampai engkau menyembelih unta 
al-syauq itu, dan biarkanlah ia minum di mata air zikir, 

رُوهَا“
َ
عَق

َ
ف بُوهُ 

َّ
ذ

َ
ك

َ
 mereka mendustakan Saleh sebagai laṭīfah ”ف

al-nafsiyyah, lalu mereka menyembelih unta syauq itu, 

مْ“ ِ �جِ
ْ
ن

َ
مْ بِذ ُ مْ رَ�جُّ ِ

ْ �ي
َ
مَ عَل

َ
مْد

َ
د

َ
  ,maka Tuhan mereka membinasakannya  ”ف

اهَا“ سَوَّ
َ
بَاهَا“  ,Allah mengazab mereka secara merata ”ف

ْ
 عُق

ُ
اف

نَ َ  �ي
َ

 ”وَل

tanpa ada rasa takut dari akibat penyembelihannya terhadap 
unta syauq itu.235

5. Al-Tafsīr al-Mansūb li Ibn ‘Arabī (Ta’wīlāt al-Qāsyāni ̄)

Tafsir ini terdiri atas dua jilid, dan keduanya dinisbahkan 
kepada Ibn ‘Arabi�. Dicetak oleh penerbit al-ʻA �mi�riyyah 1382 
H. Tafsir yang dinisbahkan kepada Ibn ‘Arabi� ini, sebagian 
kalangan membenarkan kalau tafsir ini memang sebagai karya 
Ibn ‘Arabi� sendiri. Namun, di lain pihak banyak pula yang 
mengatakan bahwa tafsir itu adalah karangan ‘Abd Razza�q 
al-Qa�sya �ni� (w. 730 H). di antara yang menganut pendapat 
kedua ini ialah Syaikh Muh ̣ammad ‘Abduh, dan didukung pula 
oleh Ḥusain al-Ż̇ahabi �. Diduga kuat, al-Qa�sya �ni� menisbahkan 
karyanya kepada Ibn ‘Arabi� dengan pertimbangan bahwa nama 
Ibn ‘Arabi� dapat menjadi jaminan akan sambutan masyarakat 
luas terhadap tafsirnya lantaran nama besar dan popularitas 

235 Ibid., h. 399. 
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Ibn ‘Arabi�236 di tengah-tengah masyarakat. Ketokohan 
seseorang dapat memberikan lingkaran pengaruh yang kuat 
terhadap pemikiran-pemikirannya termasuk pemikirannya 
yang dipublikasikan.   

Tafsir ini merupakan gabungan antara tafsir teosofis dan 
al-tafsīr al-isyāri ̄ dan tidak kelihatan adanya tafsir zahir di 
dalamnya. Dalam hal penafsiran teosofis, al-Qa�sya �ni� banyak 
bertumpu pada teori waḥdah al-wujūd sedang dalam tafsir 
isyārahnya, ia tidak memberikan penjelasan secukupnya 
sehingga seseorang yang membacanya mengalami kesulitan 
untuk memahaminya. Atas pertimbangan itulah, Muh ̣ammad 
‘Abduh menuduhnya sebagai pengikut aliran bāt ̣iniyyah, tetapi 
dibantah oleh Ḥusain al-Ż̇ahabi � dengan alasan bahwa al-
Qa�sya �ni� adalah seorang yang tidak mengingkari arti zahir al-
Qur’an, dan ia pula dikenal sebagai seorang sufi yang zāhid dan 
sangat wara’.237 Zuhud dan wara’ merupakan pertanda adanya 
prilaku sufistik dalam diri seseorang.

Contoh penafsirannya, firman Allah pada surat al-Anʻa �m 
ayat 95: 

ُ لِكُ
َ
 ذ

ِ
ّ ي
َ تِ مِنَ الْ يِّ

َ رِجُ الْ
نْ تِ وَمحُ يِّ

َ َّ مِنَ الْ ي
َ رِجُ الْ

نْ ُ وَى �ي بِّ وَالنَّ َ  الحْ
ُ

الِق
َ
َ ف  اللهَّ

َّ
 إِن

.
َ

ون
ُ
ك

َ
ف
ْ
ؤ

ُ
 ت

�نَّ
َ
أ
َ
ُ ف اللهَّ

236 Ibid., h. 400. Tafsir ini juga diterbitkan oleh Dār al-Yaqzạh al-‘Arabiyyah, Bairut,  
1387H/1969M. 

237 Ibid. 
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Terjemahnya: Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-
tumbuhan dan biji buah-buahan. Dan mengeluarkan yang hidup 
dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (Yang 
memiliki sifat-sifat) demikin ialah Allah, maka mengapa kamu masih 
berpaling.

Al-Qa�sya �ni� menafsirkan sebagai berikut: sesungguhnya 
Allah menumbuhkan butir qalb dengan cahaya rūh ̣ dari ilmu 
pengetahuan, dan Allah pula yang menumbuhkan biji nafs  
dengan cahaya qalb dari akhlak yang mulia. Terkadang Allah 
mengeluarkan qalb yang hidup dari nafs yang mati, dan kadang 
pula Allah mengeluarkan nafs yang mati dari qalb  yang hidup 
disebabkan pengaruh keinginan dan sifat-sifat nafs  padanya.  
Yang demikian itu adalah perbuatan Allah yang berkuasa untuk 
mengubah-ubah keadaanmu, maka mengapa kamu masih 
berpaling?238  

Contoh tafsir yang mengacu pada teori waḥdah al-wujūd, 
firman Allah pada surat A̅li ‘Imra�n ayat 191:

ارِ. ابَ النَّ
َ

قِنَا عَذ
َ
 ف

َ
ك

َ
طِلا سُبْحَان ا �جَ

َ
تَ هَذ

ْ
ق
َ
ل

َ
نَا مَا خ بَّ رَ

Terjemahnya: Ya Tuhan kami tiadalah Engkau menciptakan ini dengan 
sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.

Al-Qa�sya �ni� mengatakan dalam penafsirannya: Ya Tuhan 
kami, Engkau tidak menciptakan makhluk ini sia-sia, yaitu dari 

238 Ibid., h. 405.  
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sesuatu yang selain dari Engkau, karena selain yang hak adalah 
batil, akan tetapi Engkau menciptakannya melalui nama-nama-
Mu dan penampakan sifat-sifat-Mu. Kami mensucikan Engkau 
dari sesuatu yang ada selain Engkau, yaitu sesuatu yang dapat 
menandingi ke-Maha sendirian-Mu, atau dari menduakan ke-
Mahaesaaan-Mu.239

6. Lat ̣īfah al-Isyāra ̄t (Tafsir Sụ̄fī Kāmil li al-Qur’ān al-Karīm)

Tafsir ini ditulis oleh ‘Abd al-Kari�m ibn Hawa �zin ibn ‘Abd 
Ma �lik ibn Tạlh ̣ah ibn Muh ̣ammad al-Qusyairi�, digelar dengan 
Żain al-‘Ab̅idi�n, lebih dikenal dengan nama al-Qusyairi� (376 H 
– 465 H).240 Tafsir ini selesai ditulis tahun 434 H. sebelum itu, 
al-Qusyairi� telah menyelesaikan pula sebuah kitab tafsir yang 
bernama al-Taisīr fī al-Tafsīr (bercorak zāhir) pada tahun 410 H. 
sedangkan kitab Risālahnya, yang lebih dikenal dengan Risālah 
al-Qusyairiyyah dirampungkan tahun 437 H.241 Latạ̄if al-Isyāra ̄t 
sesuai dengan namanya, ia merupakan tafsir yang bercorak 
isyārah. Hal ini dijelaskan oleh penyusunnya sendiri dalam 
mukadimah kitabnya dengan mengatakan: “kitab ini disusun 
di mana di dalamnya termuat segi-segi makna al-Qur’an secara 
Isyārah menurut lisān ahl al-ma’rifah”.242

239 Ibid.  
240 Liha al-Qusyairī, Latạ̄if al-isyāra ̄t, Juz I, (kata pengantar), di tahq̣īq oleh Dr. 

Ibrāhi ̄m Bisy-yauni ̄. (Kairo: Dār al-Kitāb al-‘Arabī li al-Tibā’ah wa al-Nasyr. T.th.), 
h. 19.

241 Ibid. karya al-Qusyairī secara keseluruhan ada sekitar dua puluh lima buah, selain 
yang disebut  di atas antara lain: Tartīb al-Sulūk, al-Tahḅīr fi al-Tażkīr, al-Arbaūn 
Hạdīsȧn, Syikāyah Ahl al-Sunnah bi Hikāyah mā Nālahum min al-Mihṇah, 
Istifādat al-Murādāt, al-Qasị̄dah al-Sụ ̄fiyyah, al-Tauhị̄d al-Nabawī, al-Luma‘, al-
Fusụ ̄l, al-Futuwwah, Nahẉ al-Qulūb al-Sagīr wa al-Kabīr, al-Maqāmāt al-Ṡalāṡ, 
Fatāwā, dan al-Mi‘rāj.

242 Ibid., h. 53. 
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Sekalipun dia katakan demikian, di dalam penafsiran-
penafsirannya tampak dengan jelas perbedaannya dengan yang 
dilakukan oleh mufasir-mufasir isyārah yang lain. Penafsiran 
yang dilakukan oleh sebagian mufasir isyārah, pada umumnya, 
mirip dengan cara yang dilakukan oleh kaum Bāt ̣iniyyah. 
Hal semacam ini tidak terjadi pada tafsir al-Qusyairi� ini. 
Pembahasannya tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan 
tidak tampak adanya hal-hal yang dapat mengganggu akidah. 
Tafsir ini ditulis untuk mempertemukan antara syari ̄’ah dan 
h ̣aqi ̄qah.  Dalam kenyataannya memang demikian sebagaimana 
jelas sekali dalam pernyataannya: “Setiap syari ̄’ah yang tidak 
didukung oleh h ̣aqi ̄qah tidak akan diterima, dan setiap h ̣aqi ̄qah 
yang tidak diikat oleh syari ̄’ah tidak akan berhasil.” Syarī’ah 
ialah menyembah Dia dan h ̣aqi ̄qah ialah menyaksikan Dia.243  

Untuk melakukan penafsiran isyārah tidak semua orang 
mampu. Yang demikian itu hanya dapat dikerjakan oleh 
orang-orang tertentu saja, yaitu mereka yang menjadi pilihan 
Allah.  Sehubungan dengan itu, al-Qusyairi� mengatakan dalam 
mukadimahnya:

ستبصار ما م ما أودعه من لطائف أسراره أنواره لإ صفياء من عباده ب�ن
أ
كرم ال  وأ

ي رموزه....244
نه من دقيق إشاراته وخ�ن �ن

Artinya: Dan Allah mengaruniakan kepada sebagian hamba 
pilihannya berupa pemahaman terhadap rahasia-rahasia dan cahaya-

243 Ibid , h. 18.
244 Ibid , h. 53.
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cahaya-Nya yang halus guna menangkap isyārah dan simbol-simbol 
tersembunyi yang terkandung di dalam Al-Qur’an…)

Contoh penafsirannya, ketika ia menjelaskan firman Allah 

dalam surat al-Baqarah, penggalan ayat 196 yang berbunyi:  

لله والعمرة  الحج  وا 
ة
 dan sempurnakanlah ibadah haji dan) وأ�

umrah karena Allah). Sebelum ia menafsirkan secara isyārah 
pengggalan ayat tersebut, terlebih dahulu ia menafsirkan 
secara zahir dengan mengatakan, sempurnanya ibadah haji 
dapat tercapai dengan melakukan segala rukun-rukun, sunnah-
sunnah dan segala amalan-amalan yang berhubungan dengan 
haji termasuk penyembelihan qurban.245

Selanjutnya, al-Qusyairi� menjelaskan bahwa haji, menurut 
arti isyārah ialah “bermaksud” yaitu bermaksud berkunjung 
kepada Bait al-Ḥaqq dan berkunjung kepada al-Ḥaqq (Allah). 
Lalu dijelaskan bentuk-bentuk haji dengan mengatakan, haji 
orang-orang ‘awām, yaitu haji yang dilakukan oleh nafs yang 
direalisir dengan ih ̣ra ̄m, wuqūf, tạwāf, sa’y, dan bercukur. Haji 
khawāṣ, ialah yang dilakukan oleh qalb, iḥra ̄m-nya dimulai 
dengan tekad yang benar disertai tujuan yang jelas, lalu 
menanggalkan pakaian berupa keinginan-keinginan nafs, 
kemudian menggantinya dengan pakaian kesabaran, serta 
mencegah dari memperturutkan hawa nafsu dan melepaskan 
segala bentuk bisikan-bisikan dan keinginan-keinginan yang 
negatif.246

245 Lihat ibid., h. 175. 
246 Ibid.  
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Contoh lain, firman Allah dalam surat Ṭha ̄ha ̄, ayat 4:

.
�نَ
ْ

خ
َ
َّ وَأ ُ الّ�ِ هُ يَعْلمَ

َّ
إِن

َ
وْلِ ف

َ
ق
ْ
ل هَرْ �جِ ْ ج

ةَ
� 

ْ
وَإِن

Terjemahnya: Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka 
sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. 

Dalam penafsiran isyārah-nya dikatakan: nafs tidak 
dapat mengetahui apa yang ada pada qalb, qalb tidak dapat 
mengetahui apa yang ada dalam rūh ̣, rūh ̣ tidak berpeluang 
mengetahui yang ada pada hakikat al-sirr. Yang terdapat di 
dalam sirr yang merupakan hal yang paling tersembunyi hanya 
Allah saja yang dapat mengetahuinya. Yang paling tersembunyi 
(akhfā) itu tidak dapat diganggu oleh setan dan tidak mampu 
dideteksi oleh malaikat, hanya Allah saja yang mengetahuinya.247

D. Pandangan Ulama Terhadap al-Tafsīr al-Isyāri ̄

Dari sekian banyak corak tafsir, hanya tafsir bi al-Ma’ṣūr saja 
yang disepekati oleh ulama, tanpa ada perbedaan pendapat di antara 
mereka dalam hal penerimaanya. Terjadinya perbedaan pendapat 
di kalangan mereka disebabkan adanya peringatan keras Nabi bagi 
siapa saja yang berani menafsirkan al-Qur’an dengan pendapatnya 
sendiri. Peringatan Nabi tersebut tertuang dalam sabdanya:

247 Ibid., Juz IV, h. 118.
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أيه فليتبوأ مقعده من النار. من ف�القرأن �ج

Artinya: Barangsiapa yang menafsirkan al-Qur’an dengan 
pendapatnya sendiri, hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka.

Dalam hubungannya dengan penafsiran terhadap ayat-ayat al-
Qur’an, Ibn ‘Abba�s menyebutkan empat macam, yakni 1) tafsir yang 
dapat diketahui oleh orang Arab melalui bahasa mereka. Mereka 
dapat mengetahuinya karena al-Qur’an diturunkan dalam bahasa 
mereka; 2) tafsir yang mesti diketahui oleh setiap orang dan tidak 
ada alasan baginya untuk tidak diketahui, yaitu penafsiran terhadap 
nas-nas yang mengandung hukum syariat dan dalil-dalil tauhid 
secara tegas; 3) tafsir yang hanya dapat dimengerti oleh para ulama 
melalui ijtihad mereka yang bertumpu pada dalil-dalil dan bukti-
bukti yang dapat diterima, tanpa menggunakan nalarnya semata; 
dan 4) tafsir yang tidak mungkin diketahui oleh siapa pun selain 
Allah, seperti hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah 
ghaib, terjadinya kiamat dan hakikat ruh.248

Sebelum mengemukakan pandangan ulama terhadap al-Tafsīr 
al-Isyāri ̄, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa tafsir ini disebut 
pula dengan tafsir al-Sụ̄fī al-Faiḍī.  Di samping itu, ada pula satu 
jenis tafsir yang mirip dengan ini, yaitu tafsir al-Sụ̄fī al-Naẓari ̄ (tafsir 
sufi teoretis). Jenis tafsir yang disebut terakhir menggunakan teori 
yang bertumpu pada premis-premis ilmiah yang muncul pertama 
kali dalam konsep (benak) seorang sufi, al-Qur’an datang kemudian 

248 Lihat al-Qatṭạ̄n, Mabāhị̄ṡ f̄i ‘Ulūm al-Qur’ān, (Cet. III; Riyad: Mansyūrāt al-‘Asṛ al-
Hạdīs ̇, 1983 H/1973 M), h. 350  
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mendukungnya. Selain itu, sebagai seorang mufasir (sufi) ia sangat 
meyakini bahwa apa yang dikemukakannya itu adalah sebagai 
penafsiran ayat, dan itulah arti yang sesungguhnya, tanpa ada makna 
lain.249 Tafsir sufi macam ini ditolak oleh ulama pada umumnya, dan 
tidak menjadi kajian dalam tulisan ini.

Berikut ini dikemukakan pandangan beberapa ulama tentang 
tafsīr bi al-isyāri ̄ (Taṣawwuf al-Faiḍī):

1. Ibn al-Ṣala �ḥ (577 H-643 H)250

Dalam fatwanya –seperti yang dikutip al-ẓahabi �– Ibn al-
S ̣ala �ḥ menjelaskan pandangannya ketika ditanyakan kepadanya 
tentang penafsiran kaum sufi terhadap ayat-ayat al-Qur’an: 
“Mufasir Imam Abu � al-Ḥasan al-Wa�ḥidi� -rah ̣imahullāh- berkata, 
Abu� ‘Abd Al-Raḥma �n al-Sula�mi� menyusun sebuah kitab tafsir, 
Ḥaqa ̄iq al-tafsīr, sekiranya mereka meyakini bahwa itu adalah 
tafsir, maka mereka kafir”. Selanjutnya, Ibn al-Ṣala �ḥ menegaskan 
sikapnya dengan mengatakan: ”menurut perkiraan saya 
terhadap mereka yang dapat dipercaya sekiranya mereka 
benar menyatakan sesuatu seperti itu, sebenarnya mereka 
tidak menamainya tafsir, dan bukan pula sebagai suatu mazhab 
syarahan terhadap kalimat-kalimat al-Qur’an. Sekiranya 
mereka melakukan hal yang demikian, maka mereka mengikuti 

249 Al-Z ̇ahabī, op. cit. h. 352 
250 Nama lengkapnya, Taqiy al-Di ̄n ibn al-Sạlāh ̣Abū ‘Amr ‘Uṡma ̄n ibn ‘Abd al-Rahṃa ̄n 

al-Syahrazūrī al-Syāfi’ī. Lahir di Syarkhān 577 H dan wafat di Damaskus 643 H. di 
antara karyanya adalah ‘Ulūm al-Hạdīṡ  dan Manāsik al-Hạjj. Pernah tinggal di 
Mausụ̄l, di Khurāsa ̄n dan di Bait al-Maqdis. Pernah pula mengajar di Da ̄r al-Hạdīs ̇ 
Damaskus. Lihat ‘Abd al-Wahhāb al-Sya’rāni ̄. Kitāb al-Mīzān, di tahq̣īq oleh Dr. 
‘Abd. Al-Rahṃa ̄n ‘Umairah, (Cet. I; Bairūt: A̅lam al-Kita ̄b, 1409 H/1989 M), h. 214. 
(Catatan kaki nomor 2). Lihat pula Dr. Muhạmmad ‘Ajjāj, ‘Ulūm al-Hạdi̇̄ ‘Ulūmuhū 
wa Musṭạlahạtuhū, (Cet. III; Bairut: Da ̄r al-Fikr, 1395 H/1979 M), h. 304. (Catatan 
kaki nomor 1).
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cara yang dilakukan oleh golongan Bāt ̣iniyyah. Mereka hanya 
menyebutnya sebagai padanan terhadap makna-makna al-
Qur’an”. Lalu ia menyebutkan suatu contoh firman Allah surah 
al-Taubah, ayat 123:

.
ً
ة

َ
ظ

ْ
ْ غِل وا فِيكُ

ُ
يَجِد

ْ
ارِ وَل

َّ
ف

ُ
ك

ْ
ْ مِنَ ال كُ

َ
ون

ُ
نَ يَل ذِ�ي

َّ
وا ال

ُ
اتِل

َ
نَ آمَنُوا ق ذِ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
�يَ أ

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-
orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui 
kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama 
orang-orang yang bertakwa”.

Ayat tersebut dipahami pula oleh al-Sulami� sebagai 
perintah memerangi hawa nafsu.  Dalam hal ini, Ibn al-Ṣala �ḥ 
tidak serta merta menyalahkan penafsiran seperti itu, hanya ia 
menganggap jauh lebih baik sekiranya hal yang demikian tidak 
dilakukan, karena akan menimbulkan kesamaran dan ketidak 
jelasan.251

2. Sa’ad al-Di�n al-Taftaza�ni� (1322 M- 1390 M)252

Dalam syarah al-‘Aqāid al-Nasafiyah, al-Taftaza�ni� 
menyatakan pendapatnya dan mengomentari ucapan ucapan 

251 Al-Z ̇ahabī, ibid, h. 368.
252 Al-Taftazāni ̄ lahir di Taftazān. Meninggal di Samarqand. Ia seorang ahli bahasa, 

balāgah dan mantịq. Di antara karangannya adalah: Syarh al-Miftāh ̣dalam ilmu 
balāghah, Syarh ̣Tasṛīf al-‘Izz, Syarh ̣al-Syamsiyyah f̄i al-Qawāid al-Mantị̄qiyyah, 
al-Talwīh ̣f̄i Kasyf Haq̄aiq al-Tanqīh, Syarh ̣al-‘Aqāid li al-Nasaf̄i, Syarh ̣al-Kassyāf 
li al-Zamakhsyarī, Syarh ̣al-Burdah dan Syarh Isagoge. Lihat Muhạmmad Syaf̄iq 
Girbāl et.al., Al-Mausū‘ah al-‘Arabiyyah al-Muyassarah (Kairo: Da ̄r al-Qalam, 
1959), h. 536.
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al-Nasafi� dalam kitab ‘Aqāid-nya yang menyatakan: “Nas-nas 
harus tetap berada pada arti zahirnya. Keluar dari pada itu, 
seperti pengakuan ahli Bāt ̣iniyyah, merupakan perbuatan 
penyelewengan (ilhād)”. Golongan Bāt ̣iniyyah, disebut 
demikian, karena mereka mengakui bahwa nas-nas (al-Qur’an) 
tidak boleh diartikan secara zahir, karena ia mengandung arti 
batin tersendiri yang hanya dapat diketahui oleh seorang guru 
(mu’allim).253

Adapun yang dipahami oleh sebagian muḥaqqiq (ulama 
sufi) bahwa nas-nas itu mempunyai arti zahir (outer meaning) 
dan disamping itu, mempunyai pula arti isyārah tersembunyi 
yang sangat halus dan hanya diketahui oleh arbāb al-sulūk 
(penempuh jalan rohani), dan kedua arti tersebut dapat 
dipadukan, maka yang demikian itu merupakan suatu indikasi 
atas kesempurnaan iman dan kemurnian pengetahuan 
seseorang. Dalam hal ini, al-Taftaza�ni� menyikapi hasil usaha 
mufasir isyārah sebagai suatu usaha yang sangat terpuji karena 
terkait dengan kesempurnaan iman dan ilmu seseorang.254

3. Ibn ‘Aṭa �’ Alla�h al-Sakandari� (1259 M-1309 M)255

Dalam kitab Latāif al-Minān, Ibn ‘Atạ�’ Alla�h berkata – 
sebagaimana dikutip al-Suyu�t ̣i�-: “Ketahuilah bahwa penafsiran 

253 Lihat Al-Żahabī, op.cit., h. 369. Lihat pula ‘Abd al-Qādir ‘Atạ̄, Azạmah al-Qur’ān, 
(Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), Cet. Ke-1, h. 184-185.

254 Al-Z ̇ahabī., ibid. lihat pula, Al-A̅lu ̄si ̄, op.cit., h. 7.
255 Nama lengkapnya, Abu ̄ al-Fadl Taj al-Dīn ibn ʻAtạ̄ Alla ̄h al-Juz ̇āmi ̄ al-Sakandarī 

atau al-Iskandarī. Lahir dan besar di Iskandariyyah. Ia seorang sufi berbangsa 
Arab. Ia menganut tarekat Syāżiliyah lewat bimbingan gurunya Abū al-‘Abbās 
al-Mursī. Di Kairo, selain sebagai seorang muballig, ia juga mengajar di Kairo 
University. Mempunyai banyak karya tulis, di antaranya yang paling terkenal al-
Hịkam al-‘Atạ̄iyyah.  Lihat Syaf̄iq Girbāl, op.cit., h. 23.
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kelompok sufi terhadap firman Allah dan sabda rasul-Nya 
dengan makna-makna yang aneh bukanlah suatu pengubahan 
arti zahir yang semestinya. Akan tetapi, zahir ayat dapat 
dipahami sejauh mana ayat itu menghendaki demikian dan atau 
ditunjuk oleh bahasa yang digunakan. Selain itu, ada pengertian-
pengertian batin dari pada ayat dan hadis bagi orang yang 
dibukakan hatinya oleh Allah, berdasarkan hadis Nabi yang 
artinya: “Setiap ayat mempunyai outer meaning (arti zahir) 
dan inner meaning (arti batin)”. Janganlah terhalang menerima 
makna-makna semacam ini dari mereka dengan alasan demi 
menghindari kecaman penentang, yang menganggap sebagai 
pengubahan kalam Allah dan sabda rasu-Nya. Yang demikian 
itu bukanlah suatu pengubahan. Yang dikatakan pengubahan, 
apabila mereka berkata, ayat ini tidak mempunyai arti kecuali 
yang ini, padahal mereka tidak berkata demikian, malah 
mereka menetapkan arti zahir menurut adanya, dan mereka 
mendapatkan pemahaman sesuai dengan yang Allah berikan 
kepada mereka”.256 Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa al-
Sakandari� membela para mufasir isyārah dan dapat menerima 
sepenuhnya hasil penafsiran mereka.

256 Lihat al-Suyūtị ̄, al-Itqān Fī ʻUlūm al-Qur’ān, juz II, (Bairut: Da ̄r al-Fikr, 1399 H. / 
1979 M.) h. 184.
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4. Ibn ‘Arabi� (560 H-638 H/ 1165 M-1240 M):257

Dalam membicarakan al tafsīr isyāri ̄, Ibn ‘Arabi� berkomentar 
panjang lebar di bawah judul Fī Ma’rifah al-Isyāra ̄t.  Ulama 
zahir, disebutnya sebagai ‘Ulamā’ al-Rusūm, sedangkan ulama 
batin, dinamainya Ahl Allāh. Ahl Allāh, menurutnya, tidak dapat 
diragukan bahwa mereka adalah pewaris para nabi a.s.  Ibn ‘Arabi� 
menunjuk beberapa ayat yang menyatakan pengajaran Allah 
kepada hamba-hamba pilihan-Nya, seperti firman-Nya yang 

ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw.:  وعلك ما لم تكن تعلم (Allah 
mengajarmu apa yang kamu belum ketahui).  Kepada Nabi ʻI ̅sa� 

as., Allah berfirman:  يل ج
ن

�  Kami) ويعله الكتاب والحكمة والتوراة والإ
mengajarkannya al-Kita�b, al-Ḥikmah, Taurat, dan Injil), sedang 

kepada Nabi Ḥidr, Allah mengatakan:  وعلناه من لد�ن علا (Kami 
mengajarnya ilmu dari sisi Kami). Kesemuanya ini, kata Ibn 
‘Arabi�, dibenarkan oleh ulama al-rusūm, yang menyatakan 
bahwa ilmu tidak mungkin diperoleh kecuali melalui pelajaran. 
Akan tetapi, mereka salah dalam akidahnya, karena mereka 
mengatakan bahwa yang diajar oleh Allah hanyalah nabi dan 

rasul, padahal Allah Swt. menjelaskan:  يؤ�ة الحكمة من يشاء  (Allah 
memberi hikmat kepada siapa saja yang dikehendaki). Al-

257 Nama lengkapnya, Muhạmmad ibn ‘Alī Ibn Muhạmmad ibn Al-‘Arabī al-Tạ̄i ̄ Al-
Hạ̄timi ̄. Ia seorang sufi termasyhur dari Andalūsia. Dua gelarnya yang paling 
masyhur adalah Muhỵī al-Dīn (penghidup agama) dan al-Syaikh al-Akbar (syaikh 
terbesar), gelar kedua lebih dikenal dari gelar pertama. Lihat Kautṡar Azhari Noer, 
Ibn ‘Arabī Wahḍat al-Wujūd dalam perdebatan, (Jakarta: penerbit Paramadina, 
1995), h. 17. Gelarnya yang lain, al-Hạkīm al-Ilāhī, Khātam al-Awliyā al-Wāriṡīn, 
Barzakh al-Barāzikh, al-Bahṛ al-Zakhīr Fī al-Ma‘ārif, al-Kibrīt al-Ahṃar, al-‘A̅rif 
billāh. Lihat Muhỵi ̄ al-Dīn Ibn ‘Arabī, Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm, juz 1, (Bairut: Dar 
al-Yaqzạh al-Arabiyyah, 1387 H. / 1968 M., h. ك (muqaddimah).
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Ḥikmah, menurut Ibn ‘Arabi�, adalah ilmu batin. Dan huruf من 
yang ada di dalam ayat itu adalah nakirah yang berarti umum.258

Ibnu ‘Arabi� menjelaskan selanjutnya, ulama rusūm 
mementingkan dunia dari pada akhirat; mengutamakan segi 
al-khalq (makhluk) dibanding segi al-Ḥaq (Khalik); mereka 
terbiasa mengambil ilmu dari kitab dan dari mulut tokoh-tokoh 
yang sejenis dengan mereka; mereka menganggap dirinya Ahl 
Allāh disebabkan ilmunya dan perbedaannya dengan orang 
awam.  Oleh karena itu, mereka terhijab untuk mengetahui 
bahwa Allah mempunyai hamba-hamba yang diajar langsung 
oleh-Nya terhadap kandungan kalam-Nya, dan isi sabda rasul-
Nya.  Itulah ilmu yang benar dari guru yang maha benar yang 
tidak ada yang meragukan kesempurnaan ilmu-Nya.259

Untuk mendukung pendapatnya itu, ia mengutip ucapan 
‘Ali� r.a. yang menyatakan bahwa “kalau ia mau menjelaskan 
kandungan surat al-Fātih ̣ah, tidak akan mampu dibawa oleh 
tujuh puluh ekor unta”. Menurutnya, bahwa yang dimaksud 
oleh ‘Ali̅ r.a. itu adalah sebagai pemberian pemahaman 
Allah kepadanya. Kemudian Ibn ‘Arabi� menegaskan bahwa 
sebenarnya gelar al-faqīh lebih wajar disandang oleh kelompok 
ini (Ahl Allāh) dari pada ulama rusūm.260

Adapun istilah-istilah berupa lafal-lafal yang dipergunakan 
oleh Ahl Allāh yang kurang dimengerti oleh orang lain, Ibn 

258 Muhỵi ̄ al-Di ̄n, Al-futūhạ̄t al-Makkiyyah, Jilid IV, (Kairo: al-Maktabah al-‘Arabiyyah), 
h. 267.

259 Ibid.
260 Ibid., h. 271. 
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‘Arabi� menjelaskan bahwa mereka menggunakannya itu hanya 
di kalangan mereka sendiri, itupun telah mendapat restu Allah.  
Mereka tidak menggunakan istilah-istilah itu kecuali kalau di 
dalam suatu majlis hadir orang dari kelompok lain, yang bukan 
kelompok mereka.  Hal semacam ini, lanjut Ibn ‘Arabi�, tidak ada 
bedanya dengan orang Arab ketika menggunakan tasybīha ̄t 
(penyerupaan) dan isti’āra ̄t (peminjaman suatu kata untuk 
arti lain) dalam percakapan mereka. Apabila mereka bersama 
dengan kelompoknya, mereka menggunakan bahasa yang 
jelas.261 Dalam konteks ini, fungsi ilmu balagah menjadi urgen 
bagi penafsir.

Lafal-lafal atau istilah-istilah yang digunakan oleh 
kelompok sufi bukanlah sesuatu yang aneh kecuali bagi mereka 
yang tidak mengetahuinya.  Hal semacam ini terjadi pula pada 
semua disiplin ilmu, setiap disiplin ilmu mempunyai istilah-
istilah dan rumus-rumus tersendiri yang berbeda dengan yang 
lain, seperti istilah ilmu kedokteran berbeda dengan istilah 
yang dipakai dalam ilmu kimia dan matematika.  Demikian 
pula halnya istilah-istilah yang dipakai oleh kalangan sufi 
susah dimengerti oleh orang-orang yang tidak merasakannya 
sendiri, karena untuk memahaminya tidak mungkin dengan 
menggunakan logika dan penalaran rasio, tetapi melalui żauq 
(intuisi) dan kasyf (iluminasi).262 Pengalaman batin setiap 
orang akan berbeda-beda, tergantung limpahan yang diberikan 

261 Ibid., h. 275.
262 Lihat al-Syarqāwī, op.cit., h. 7.
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oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya. Pengalaman batin 
merupakan (zawq) merupakan instrumen paling menentukan 
ma’rifah seseorang. Siapa yang merasakan (dengan zawqnya) ia 
mengetahui dan orang yang tidak merasakan (dengan zawqnya) 
ia tidak mengetahui. Olah batin adalah cara untuk menajamkan 
zawq untuk memperoleh limpahan pengetahuan yang halus.

5. Ḥasan ‘Abba�s Zaki �

Dalam kata pengantarnya terhadap kitab Latāif al-isyāra ̄t, 
karya al-Qusyairi�, Ḥasan ‘Abba�s Zaki� mengulas dengan terinci 
sekali tentang tafsir isyārah, antara lain dikatakan : “Al-Qur’an 
adalah kalam Allah. Kalam Allah itu adalah sifat nafsiyah-
Nya, sifat menunjukkan adanya mauṣūf (yang disifati) secara 
jelas.  Oleh karena yang mausụ̄f adalah Allah yang tidak dapat 
diketahui hakikat-Nya. Akibatnya, kita berdiri di hadapan kalam 
Allah dengan penuh kebingungan, tidak mampu memahami 
apa yang dikehendaki.263 

Demikian pula tidak dapat ditetapkan bahwa suatu 
penafsiran yang dilakukan oleh seseorang bahwa itulah yang 
dimaksud oleh Allah.  Karena kalam Allah yang qadīm hanya 
dapat ditafsir oleh mufasir melalui bahasa Arab yang sifatnya 
baru, yang berdasarkan kemampuan nalar si mufasir itu 
sendiri sebagai manusia biasa. Bahasa Arab adalah ciptaan 
makhluk, dan sebagai ciptaan makhluk jangkauannya sangat 
terbatas, hanya mampu menangkap hal-hal yang terbatas. Jadi, 
sangat tidak mungkin ciptaan makhluk yang terbatas itu untuk 

263 ‘Abbās Zaki ̄, op.cit., h, 4.
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mengungkapkan kalam Allah sebagai sifat-Nya yang tiada 
terbatas. Jadi, tidaklah aneh, kalau di kalangan Islam dijumpai 
berbagai macam mazhab dalam menakwilkan Al-Qur’an. 
Ulama syari�’ah mendasarkan penafsirannya atas zahir lafal 
dan dilalah-nya antara lain berupa perintah, larangan, kisah, 
berita, dan tauhid. Sedangkan kalangan sufi, menetapkan pula 
cara penafsirannya dengan meyakini bahwa apa yang mereka 
lakukan itu merupakan penafsiran orisinil terhadap al-Qur’an. 
Di balik penafsiran eksoterik (zahir) itu mereka memetik 
pemahaman berupa intuisi-intuisi (mazāqa ̄f) yang tidak dapat 
diabaikan, karena merupakan anugerah atau bisikan langsung 
dari Allah kepada mereka.264 Jika ditakar dengan epistemologi 
ilmu pengetahuan modern, seolah ilmu seperti ini tidak ada 
tempatnya, sebab ilmu seperti itu terkadang diperoleh melalui 
bisikan. Sementara, metode ilmu “bisikan” tidak dapat diukur 
dengan takaran ilmu pengetahuan modern. 

Terhadap masalah itu, H ̣asan Zaki � menegaskan lebih lanjut, 
bukanlah sesuatu yang aneh terhadap sesuatu yang terbuka 
bagi orang-orang yang dapat menangkap isyarat-isyarat, berupa 
limpahan (faiḍ) dari Al-Qur’an atau Hadis.  Setiap saat mufasir 
senantiasa menemukan pemahaman baru dari kalam Allah 
yang belum ditemukan sebelumnya. Orang tidak mengingkari 
penemuan mereka, malah disambutnya dengan gembira. Jika 
demikian, tentunya tidak perlu pula mengingkari penemuan 
ahli isyārah yang mampu memantau sesuatu dari Allah secara 

264 Ibid., h. 4.
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langsung (musyāhadah), karena mereka mempunyai posisi di 
mana mereka mampu mengekspresikan apa yang mereka lihat 
dalam posisinya. Orang yang belum mampu memahami temuan 
kelompok ini, dapat dimaklumi, karena ia tidak merasakan apa 
yang mereka rasakan. Sekiranya ia merasakan, pasti ia akan 
mengetahui, dan sekiranya mata hatinya terbuka seperti Ahl 
Allāh maka apa yang sebelumnya merupakan sesuatu yang 
aneh baginya akan menjadi sesuatu hal biasa, dan mereka akan 
meyakini sepenuhnya apa yang sebelumnya diingkari.265

Ada dua keistimewaan ilmu isyārah menurut Ḥasan Zaki �, 
yakni: (a) ilmu isyārah, tidak melihat kisah-kisah nabi dalam 
al-Qur’an yang telah berlalu masanya sekedar membaca dan 
menjadikannya sebagai nasehat dan pelajaran saja. Akan tetapi 
lebih dari itu, khitạ̄b itu tetap berlaku mengisyaratkan kepada 
manusia pada setiap masa dan waktu dengan melihat manusia 
sebagai kerajaan miniatur Allah yang di dalamnya terkandung 
alam jagat secara totalitas. Seperti misalnya, Musa, disimbolkan 
sebagai qalb atau rūh ̣, sedangkan Fir’aun, disimbolkan sebagai 
nafs, (b) ilmu isyārah, mengungkapkan kebenaran dan 
kejujuran penyandangnya bersama Allah ketika membicarakan 
kalam-Nya. Apapun yang dikatakan oleh al-Qur’an dan yang 
dikehendaki oleh lafal-lafalnya, itu adalah hakikat. Mereka tidak 
mengenal arti majāzī (metaforis) dan kinaȳah (ambiguitas), 
karena mereka mampu menangkap hakikat melalui penglihatan 
dan perasaan mereka. Untuk menyampaikan hasil pantauannya 

265 Ibid., h. 7.
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itu tidak mungkin melalui ungkapan redaksional. Oleh karena 
itu digunakanlah simbol-simbol dan isyārah-isyārah.266 Simbol-
simbol itu mengandung sejumlah jawāhir (mutiara makna).

Ilmu isyārah adalah ilmu yang dimonopoli oleh ulama 
sufi.  Dikatakan demikian karena musyāhadah al-qalb dan 
mukāsyafah al-asrār tidak dapat disampaikan hakikatnya 
dalam bentuk ungkapan dan tidak dapat dimengerti kecuali 
orang yang telah berada pada ḥāl atau maqām itu267. Ilmu 
isyārah  disebut pula dengan ilmu al-Ḥaqi ̄qah,  ilmu al-Qulūb, 
ilmu al-Ma’ārif, ilmu al-Asrār dan ilmu al-Mukāsyafah wa al 
Musyāhadah268.

Jika diperhatikan pandangan dan tanggapan dari beberapa 
ulama tentang tafsir bi al-Isyārah seperti yang dikutip di 
atas, dapat ditegaskan bahwa kesemuanya dapat menerima 
corak tafsir ini. Yang mereka permasalahkan dan tidak dapat 
mereka terima adalah tafsir yang bercorak bāt ̣iniyyah.  Bahkan 
di antara mereka ada yang menilai tafsir bi al-Isyārah itu 
sebagai kesempurnaan iman dan kemurnian ilmu, seperti 

266 Ibid., h. 8. Tentang mereka tidak mau menggunakan arti majāzī atau kināyah. 
Itu dilakukan selama masih ada jalan lain, kalau terpaksa baru mereka  gunakan. 
Sebagai contoh: firman Allah  واسأل القرية tidak diartikan sebagaimana lazimnya 
mufasir lain dengan mentakdirkan القرية أهل   kerena pertanyaan pada واسأل  
dasarnya memang ditujukan kepada القرية berikut segala isinya, baik berupa 
benda mati ataupun benda hidup. Demikuan pula ketika menafsirkan firman 
Allah وهو الذي يقبل التوبة عن عباده mereka tidak melihat bahwa kata عن berarti 
  أن الحق,jadi maksudnya ialah . المجاوزة berarti عن karena dalam bahasa, kata , من
.(.lihat ibid) يقبل التوبة متجاوزا عن عباده فى توبتهم لعدم خلوصها رحمة منه بهم 

267 Lihat Abū Bakr al-Kala ̄bāz ̇i ̄, al-Ta’arruf li Mażhab Ahl al-Tasạwwuf, (Kairo: al-
Maktabah al-Azhariyyah li al-Turās ̇. 1412 H/ 1992 M). Cet. Ke-3, h. 103.

268 Lihat Muhạmmad ‘Ali ̄ al-Farūqi ̄, Kassyāf Isṭịlāhāt al-Funūn, (Kairo: al-Muassasah 
al-Miwriyyah li al-Ta’li ̄f  wa al-Tarjamah wa al-Tibā’ah wa al-Nasyr, 1382 H/1963 
M), h. 44.
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yang dikemukakan oleh al-Taftaza�ni�. Adapun Ibn al-Ṣala �ḥ, 
memberikan perhatian khusus dan mengeluarkan himbauan 
agar sebaiknya menghindari penafsiran model isyārah itu, 
karena menurutnya, dapat menimbulkan kesamaran dan 
ketidakjelasan. Namun, ia tetap berprasangka baik (h ̣usn al-
ẓann) kepada mereka. Ibn ‘Aṭa � Alla �h malah sangat mendorong 
untuk menerimanya. Demikian pula Ibn ‘Arabi� dan Ḥasan Zaki � 
sangat mendukung dan menganjurkan menerimanya, tanpa 
memberikan alasan untuk mengingkarinya.

Dalam kitab al-Tafsīr wa al-Mufassirūn, pada akhir 
uraiannya dari berbagai tanggapan ulama tentang tafsir bi al-
Isyārah – seperti yang dikutip sebagiannya di atas – al-Ż̇ahabi � 
menuturkan: “Inilah yang diberikan oleh Allah kepadaku 
sehubungan dengan perbincangan tentang ucapan-ucapan 
kaum sufi, namun aku menyatakan permintaan maaf, karena 
aku belum mampu menempuh jalan seperti jalan yang mereka 
tempuh dan aku belum dapat merasakan apa yang mereka 
rasakan; aku tidak mengerti istilah-istilah yang mereka pakai. 
Sekiranya aku menempuh jalan mereka sehingga terbuka bagiku 
tabir gaib seperti yang terbuka bagi mereka, atau minimal aku 
dapat memahami bahasa dan istilah mereka, mungkin saja 
pendapatku akan berganti dan sikapku akan berubah. Apa 
yang mereka katakan, akan saya terima betapapun jauh dan 
anehnya”.269

269 Lihat al-Żahabī, op.cit.h. 374 
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Selanjutnya, al-Ż̇ahabi � menyebutkan suatu contoh, bahwa 
ada seorang laki-laki memohon kepada seorang ulama untuk 
diajarkan ta ̄iyyah (gubahan dalam bentuk syair yang bersajak 
ta) Ibn Fari �d. Ulama itu menjawab: “Tinggalkan itu, siapa yang 
lapar seperti lapar mereka dan berjaga malam seperti mereka, 
maka pasti akan ia melihat seperti apa yang mereka lihat”270.  
Ibnu Khaldun berkata: “Ahli fatwa terbagi dua dalam menyikapi 
hal ini, ada yang mengingkari dan ada pula yang menerima dan 
tidak ada keterangan atau dalil yang mempan untuk menolak 
atau menerima cara itu, karena itu termasuk bidang wijdāniyyat 
(intuitif )”.271  Jadi, mereka –pada umumnya, berbaik sangka 
kepada ulama sufi yang telah berhasil menulis al-Tafsīr al-Isyarī.

E. Syarat Penerimaan al-Tafsi̅̄r al-Isyāri ̄

Telah dikatakan terdahulu bahwa hanya tafsir bi al-Ma’ṡūr saja 
yang tidak dipertentangkan penerimaanya, berdasarkan hadis yang 
mengandung larangan menafsir al-Qur’an dengan pendapat sendiri 
(al-ra’y). Namun, para pakar berbeda pendapat tentang yang 
dimaksud bi al-ra’y dalam hadis yang dimaksud. Al-A̅lu �si� sendiri 
mengatakan –setelah mengutip dua hadis ancaman itu- hadis 
itu tidak dapat dijadikan dalil larangan melakukan ijtihad dalam 
penafsiran, dengan alasan sebagai berikut:

270 Ibid.
271 ʻÁbd al-Rahṃa ̄n ibn Muhạmmad ibn Khaldūn, Tārīkh ibn Khaldūn, Juz I, (Beirut: 

tp, 1399 H/1979 M.), h. 393 
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Pertama, hadis pertama berbunyi:

أيه فأصاب فقد أخطأ. ي القرآن �ج
ن

من تكلم �

Riwayat tersebut masih dipertanyakan validitasnya. Kalaupun 
hadis tersebut sahih maka yang dimaksud ialah cara penafsiran yang 
ditempuh merupakan cara yang tidak betul, karena cara yang betul 
ialah kembali ke tafsir lafalnya menurut bahasa; na ̄sikh-mansūkhnya 
menurut khabar (riwayat); penjelasan maksudnya ke ahli syara’ 
(hukum). Kalau tidak ditemukan penafsirannya berdasarkan hal-
hal tersebut di atas maka diperkenankan menggunakan pemikiran. 
Kemungkinan kedua, yang dimaksud hadis tersebut ialah orang 
yang menafsirkan al-Qur’an menurut hawa nafsunya, dengan cara 
menjadikan mazhabnya sebagai landasan pokok, lalu tafsir hanya 
dijadikan sebagai pendukung. Hal semacam ini, harus ditolak. 
Bagaimanapun bentuknya tetap salah. Kemungkinan ketiga, yang 
dimaksud ialah orang memperkatakan sesuatu yang mutasyābih 
yang hanya diketahui oleh Allah saja. Atau kemungkinan lain yang 
dimaksud ialah orang yang memastikan penafsiran sesuatu ayat 
dengan mengatakan bahwa itulah yang dimaksud oleh Allah, tanpa 
dalil.  Adapun hadis kedua yang berbunyi:

ي النار.
ن

ي القرآن بغ�ي علم فليتبوأ مقعده �
ن

من قال �

Mengandung dua pengertian: (a) yang dimaksud ialah orang 
yang berkata tentang hal-hal musykil (samar) dalam al-Qur’an yang 
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ia tidak diketahui. (b) sebagai pendukung terhadap hadis yang 
menurut artinya: barang siapa yang mengatakan sesuatu perkataan 
dalam al-Qur’an sedang ia mengetahui bahwa bukan itu yang 
dimaksud Allah maka hendaklah ia mempersiapkan tempatnya di 
neraka.

Kedua: Banyak ayat di dalam al-Qur’an yang mengisyaratkan 
kebolehan menggunakan pemikiran dan ijtihad, di antaranya:

مْ. ُ ْ هُ مِ�ن
َ
ون

ُ
نْبِط

َ
نَ يَسْت ذِ�ي

َّ
هُ ال عَلَِ

َ
مْ ل ُ ْ مْرِ مِ�ن

أ
ولِىي ال

ُ
 أ

َ
سُولِ وَإِلى  الرَّ

َ
وهُ إِلى وْ رَدُّ

َ
وَل

Terjemahnya: Dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan U̅lil 
Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui 
kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka. (al-Nisā’ 
/4:83).

ا. َ الُ
َ
ف
ْ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
مْ عَلى

َ
 أ

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ون ُ �جَّ

َ
لا يَتَد

َ
ف
َ
أ

Terjemahnya: Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur’an 
ataukah hati mereka terkunci. (Muhạmmad/ 47: 24).

بَابِ.
ْ
ل
أ
و ال

ُ
ول

ُ
رَ أ

َّ
ك

َ
تِهِ وَلِيَتَذ وا آ�يَ ُ �جَّ

َّ
 لِيَد

ٌ
 مُبَارَك

َ
يْك

َ
نَاهُ إِل

ْ
ل ن �ن

َ
كِتَابٌ أ

Terjemahnya: Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu 
penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya 
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dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai 
pikiran. (Sạd 38: 29).

Demikian pula dalil-dalil dari hadis banyak. Diantaranya 
riwayat Ibn ‘Abba�s melalui Abu � Nu’aim berbunyi :272

القرآن ذو وجوه فاحلوه على أحسن وجوهه .

Artinya: Al-Qur’an mempunyai banyak bentuk (dalam pengertiannya), 
maka bawalah kepada bentuk yang paling baik).

Dalam menyikapi tafsir isyārah, kelihatannya ulama terbagi 
kepada dua kelompok, ada yang membolehkan menerima dan 
dianggapnya sebagai kesempurnaan iman dan kemurnian 
pengetahuan, dan ada pula yang melarangnya –kemungkinan 
yang dimaksud adalah penafsiran ala kaum Bāt ̣iniyyah– bahkan 
menganggapnya sebagai penyelewengan dan kesesatan, 
sehingga al-Ṣabu �ni� menegaskan bahwa masalah ini memerlukan 
kecermatan yang mendasar di dalam membicarakannya, yang 
pada dasarnya harus dilihat dari apa yang menjadi tujuan utama 
seseorang melakukan penafsiran secara isyārah itu. Kalau hanya 
sekedar mengikuti keinginan hawa nafsunya saja, atau untuk 
mempermainkan kalam Allah seperti yang diperbuat oleh golongan 
Bāt ̣iniyyah maka itu termasuk perbuatan zindīq dan penyelewengan. 
Sebaliknya, apabila dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan 
bahwa kalam Allah itu tidak dapat diketahui oleh seseorang secara 
272 Al-A ̄lu ̄si ̄, op.cit., h.6.
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menyeluruh dan kalam Allah itu mempunyai berbagai pemahaman 
dan rahasia serta keajaiban-keajaiban yang tidak akan habis-
habisnya, maka itu termasuk kesempurnaan iman273.

Dalam hubungannya dengan al-Tafsir̄ al-Isyar̄i,̄ ulama menetapkan 
beberapa syarat penerimaannya. Al-Ż̇ahabi � menyebutkan empat 
syarat sebagai berikut: (a) tidak bertentangan dengan zahir susunan 
al-Qur’a�n al-Kari�m (b) harus mempunyai syāhid syar’ī (saksi hukum) 
yang mendukungnya (c) tidak terjadi kontradiksi baik secara syar’ī 
maupun secara ‘aqlī (d) tidak mengakui bahwa hasil penafsiran 
secara isyārah itu, itulah yang satu-satunya yang dikehendaki, 
dengan mengabaikan makna eksoterik (arti zahir). Apabila syarat-
syarat ini dapat terpenuhi maka tidak ada argumen lagi untuk tidak 
menerimanya, dengan catatan bahwa yang dimaksud menerima di 
sini ialah tidak menolaknya, bukan berarti wajib mengambil dan 
mempercayainya.  Adapun alasan untuk tidak menolaknya, karena 
tidak bertentangan dengan yang zahir dan tidak bertentangan dalil-
dalil syar’ī. Sedangkan tidak wajib mengamalkannya, karena ia 
termasuk wijdaniyyāt (intuitif) yang tidak bertumpu atas dalil atau 
keterangan. Hal yang demikian merupakan urusan si sufi itu sendiri 
yang menjadi rahasia antara dirinya dengan Tuhan. Sebaliknya, si 
Sufi itu sendiri wajib mengambilnya dan mengamalkan apa yang 
dipahami, tanpa mewajibkan orang lain mengikutinya.274

Dalam tulisan Dr. Taufi�q ‘Ulwa�n disebutkan satu syarat lagi, 
sehingga menjadi lima syarat, yaitu tidak mengakibatkan kekacauan 
pemahaman dari hasil penafsiran yang dilakuakan itu. Lalu ia 

273 Al-Sạ̄būni ̄, op.cit.,h. 172. 
274 Al-Z ̇ahabī, op.cit.,h. 377-378 
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menambahkan bahwa yang menyebabkan tidak wajib mengikuti 
hasil penafsirannya, karena hal itu adalah ilhamāt275 yang tidak 
terikat oleh kaidah bahasa dan kaidah-kaidah lain.276 Pengetahuan 
itu melampaui lafal-lafal yang ada. 

Jika dilihat syarat-syarat yang ditetapkan di atas, seseorang 
akan menemui kesulitan untuk menilai suatu hasil penafsiran yang 
dilakukan secara isyārah, karena mungkin saja seorang melihatnya 
dari ukuran kacamatanya sendiri, sementara si mufassir isyārah 
atau seorang sufi melihat dari kacamatanya sendiri pula, padahal 
mereka tidak terikat oleh kaidah kebahasaan maupun kaidah-kaidah 
lain yang digunakan oleh mufasir pada umumnya. Ilmu h ̣aqi ̄qat 
(tasawuf) merupakan salah satu nikmat yang dianugerahkan Allah 
kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-Nya. Seorang tidak 
mungkin dapat mencapai nikmat itu bagaimana pun usahanya 
kalau Tuhan tidak menginginkannya. Tasawuf adalah urusan antara 
seseorang dengan Allah. Unsur dan hakikat yang terpenting di 
dalam tasawuf ialah kebersihan hati.277

275 Ilhāmāt adalah bentuk jamak dari ilham. Ilham adalah pemberitahuan jiwa 
universal (al-nafs al-kulliyyah) kepada jiwa parsial (Al-nafs al-Juz’iyyah) menurut 
kemampuan sifatnya. Penerimaannya dan daya predisposisinya. Kalau wahyu 
merupakan penyampaian perintah gaib secara nyata, maka ilham penyampaian 
ilmu berupa isyarat. Ilmu yang dicapai lewat wahyu disebut nabawi, sedangkan 
ilmu yang diperoleh melalui ilham disebut ilmu ladunnī. Ilmu ladunnī diperoleh 
tanpa melalui perantara antara seseorang dengan Tuhan. Ia laksana cahaya 
yang keluar dari pelita gaib tercampak ke dalam hati yang bersih, kosong (dari 
pengaruh luar) dan halus ( latịf ). Wahyu merupakan hiasan para nabi, ilham 
sebagai hiasan bagi para wali. (lihat al-Gazāli ̄, al-Risālat al-Ladunniyyah dalam 
Majmū’ah Rasāil al-Imām al-Gazālī, (Beirut: 1416 H/1996 M), Cet. Ke-1, h. 232. 

276 Taufiq Muhạmmad ‘Ulwān, Irwa’al-Zam’ān f̄i ‘Ulūm al-Qur’ān, (Diktat), (Jakarta: 
1998), h. 26. Lihat pula, al-Sạ̄būni ̄, op.cit., h.177. 

277 ʻUmar Farrūkh, Tarīkh al-Fikr al-‘Arabī ilā Ayyām Ibn Khaldūn, (Bairut: Da ̄r al-‘Ilm 
li al-Malāyi ̄n, 1392 H/1972 M), h. 476. 
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Al-A̅lu �si� merasa kebaratan kalau syarat-syarat umum yang 
ditetapkan bagi mufasir harus pula diperlakukan bagi mufasir yang 
tergolong sebagai Ahl Allāh (sufi), dengan alasan bahwa syarat-
syarat yang mereka tetapkan itu tidak ada dasarnya secara jelas dari 
Rasulullah Saw.  Jadi, menurutnya, kalau mereka bisa menetapkan 
syarat-syarat seperti itu, tentu juga bagi mufasir sufi dapat pula 
menetapkan syarat-syarat bagi diri mereka di dalam menafsirkan al-
Qur’an, karena mereka juga mempunyai mujtahid. Mencegah mereka 
menafsir al-Qur’an sesuai dengan caranya sendiri dan melarang 
membuat syarat tesendiri, sama dengan membatasi rahmat Allah 
yang maha luas. Diantara syarat yang disebutkan al-A̅lu �si� bagi Ahl 
Allāh ialah, kesucian dan kebersihan hati, memiliki akhlak rabbāni ̄ 
dan mempunyai kesiapan menerima ilmu langsung dari Allah Swt.278 
Ilmu serupa itu disebut ilmu wahbi atau ilmu ladunniy.

Apabila diperhatikan uraian al-A̅lu �si� di atas yang bernada 
protes, dapat dipahami bahwa sebenarnya ia toleran dan bahkan 
memberikan dukungan penuh terhadap penafsiran yang dilakukan 
oleh ulama sufi dalam bentuk isyārah, padahal ia juga adalah seorang 
mufasir zahir yang sangat menguasai persyaratan-persyaratan 
yang telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama tafsir. Al-A̅lu �si� 
menghendaki agar ketika menafsir al-Qur’an secara eksoterik 
(zahir) diperlakukan syarat-syarat yang telah ditetapkan untuknya, 
tapi ketika menafsir secara isyārah, maka syarat yang menjadi 
patokan bagi mereka adalah syarat yang telah ditetapkan oleh 

278 Lihat al-A̅lu ̄si ̄, op.cit., Juz XI, h. 177 
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mujtahid mereka sendiri. Hal ini dibuktikan oleh Al-A̅lu �si� sendiri, 
seperti yang dapat kita saksikan dalam tafsirnya, Rūh ̣ al-Ma’āni ̄.

Sejalan dengan itu, Ḥasan Zaki � menyatakan, seorang sufi 
menafsirkan firman-firman Allah berdasarkan pengetahuan yang 
ditangkap oleh hatinya, bukan berdasarkan nalar rasionya. Oleh 
karena itu, mereka sangat meyakini bahwa pengetahuan yang 
diperoleh melalui hati dapat mengungguli pengetahuan yang 
diperoleh melalui akal pemikiran. Kemudian ia menjelaskan bahwa 
yang dimaksud “hati” bukanlah sepotong daging yang ada di dalam 
dada itu. Yang dimaksud “hati” ialah semacam laṭīfah nūra ̄niyyah al-
rabbāniyyah (suatu potensi yang halus bersifat cahaya ketuhanan). 
Itulah hati yang tidak mempunyai batas, karena ia sebagai ‘arasy, 
tempat bersemayamnya tajallī  Tuhan atas kerajaan jasmani.279 Hal 
ini didasarkan atas firman Allah dalam hadis qudsi sebagai berikut:

ما وسع�ن سما�أ ول أر�ن ولكن وسع�ن قلب عبدى المؤمن.

Artinya: Langitku dan bumiku tidak mampu menampung Aku. Yang 
mampu menampung Aku hanyalah hati hamba-Ku yang mukmin.

Hati semacam itulah, menurutnya yang dikhususkan Allah utnuk 
menerima rahasia-rahasia, dan itu pulalah yang wajib bagi manusia 
untuk meminta fatwanya ketika ia dalam keadaan bingung. Seorang 
bernama Wa �biṣah ibn Ma’bad bertanya kepada Rasulullah tentang 
al-birr (kebaikan) dan tentang al-iṣm (dosa). Nabi menjawab:

279  Hạsan Zaki ̄, op.cit., hh. 4-5.
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 �ي وابصة استفت قلبك، ال�ج ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإ

ي الصدر وإن أفتاك الناس أو أفتوك.
ن

دد �  قلبك و�ة
ن

�ش ما حاك �

Artinya: Hai Wābisạh, mintalah keputusan hatimu. Kebaikan itu ialah 
yang menenangkan jiwa dan menenteramkan hati. Dosa ialah yang 
ada rasa kacau di dalam hati dan berdebar-debar di dada pada saat 
orang meminta fatwamu atau mereka menetapkan fatwa atasmu.

Itulah “hati” yang dimaksud, yang mempunyai bahasa tersendiri, 
sebagaimana akal, juga mempunyai bahasa tersendiri. Bahasa akal 
berupa lafal atau ucapan, sedangkan bahasa hati adalah isyarat.280 
Mufasir yang dapat memahami isyarat di balik yang tersurat adalah 
mufasir isyāri ̄.

F. Arti Z ̣a ̄hir dan Ba ̄t ̣in (Outer Literal Meaning and Inner 
Hidden Meaning)   

Kata ża ̄hir dan ba ̄t ̣in adalah isim fa �‘il (pelaku). Yang pertama 
dari akar kata ẓahara-yaẓharu-zạhra�n berarti “yang jelas” atau “yang 
tampak”. Yang kedua berasal dari akar kata batạna- yabt ̣unu-bat ̣na �n 
yang berarti “bagian dalam sesuatu” atau “yang tersembunyi”. Z ̣ahr 
juga berarti punggung, lawannya bat ̣n bermakna perut. Buku-buku 
kamus pada umumnya mengartikan kata ẓahr sebagai lawan kata 
dari bat ̣n, demikian pula sebaliknya, kata bat ̣n adalah lawan kata 

280 Ibid.
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ẓahr.281 Apabila kedua kata ini mendapat tambahan alif-lam, maka 
keduanya menunjuk pada asma Allah al-ḥusna �.

Yang melatar belakangi timbulnya arti zahir dan arti batin bagi 
al-Qur’an ialah adanya beberapa hadis yang menunjuk ke  arah itu.  

Hadis yang dimaksud antara lain: 1) را وبطنا وحدا ومطلعا  إن لك آية �ن

(Setiap ayat mempunyai zahir dan batin, hạdd dan maṭla’). 2)  لك آية 

ر وبطن ولك حرف حد ولك حد مطلع  Setiap ayat mempunyai zahir) �ن
dan batin, setiap huruf mempunyai hạdd, dan setiap haḍd mempunyai 

maṭla’). 3). ان هذا القرآن ليس منه حرف إل ول حد ولك حد مطلع  (Tidak 
ada satupun huruf di dalam Al-Qur’an kecuali mempunyai haḍd dan 
setiap hạdd mempunyai maṭla’).

Hadis pertama di  atas, menurut Ibn Taimiyyah, hadis mauqūf 
atau mursal yang diriwayatkan dari al-Ḥasan al-Baṣri�. Hadis kedua, 
diriwayatkan oleh al-Farya�bi � dari S ̣ufy�an dari Yu �nus dari ‘Ubaid dari 
al-Ḥasan.  Hadis ang ketiga diriwayatkan oleh al-Ṭabra �ni�, Abu � Ya’la�, 
al-Bazz�ar dan selainnya dari Ibn Mas’u�d ( Mauqu �f).282

Al-Ṣabu �ni� menyimpulkan penjelasan al-Suyu�t ̣i� terhadap 
beberapa makna yang dimaksud oleh kata ẓāhir, bāt ̣in, ḥadd dan 
maṭla’ yakni: 1) yang dimaksud ẓāhir ialah lafalnya dan yang 
dimaksud dengan bāt ̣in ialah takwilnya; 2) ẓāhir ialah makna zahir 
yang di pahami oleh ahli zahir, sedang bāt ̣in  ialah makna yang 

281 Lihat Ibn Manzụ̄r, Op.cit, juz IV dan XIII h. 520, 52; al-Rāzi ̄, Op.cit., hh. 84, 171: 
Ahṃad ibn Muhạmmad ibn ‘Ali ̄ ibn ‘Ali ̄ al-Muqrī al-Fayyūmi ̄, al-Misḅāh ̣al-Munīr, 
juz I, II, (Bairut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, tt) hh, 53, 387.

282 Lihat al-‘Abd Al-Rahṃa ̄n Ibn Muhạmmad Ibn Qāsim al- ‘A̅sị ̄mi ̅ Majmū’ Fatāwā 
Syaikh al-Islām Ahṃad Ibn Taimiyah, Juz XIII, ( Ttp., tp. 1398 H), h. 232. Lihat pula, 
al-Sụyūtị ̄, al-Itqān, op,cit., Juz II, h. 185; al-Sạ̄būni ̄, op.cit, h. 176; al-Hụsaini ̄, op.cit 
., hh. 129-130.
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dipahami oleh ahli hakikat berupa rahasia-rahasia; 3) kisah tentang 
perihal umat terdahulu dan siksa yang ditimpakan kepada mereka, 
pada zahirnya adalah pemberitaan tentang pembinasaan mereka, 
tetapi arti batinya ialah peringatan dan pelajaran bagi umat yang 
datang kemudian. Adapun yang dimaksud h ̣add ialah hukum halal 
dan haram, sedangkan yang dimaksud maṭla’ ialah wa’d dan wa’id 
(janji pahala dan ancaman).283

Akibat adanya hadis tersebut di atas dan yang semacamnya 
muncullah istilah ̒ ilm al-ẓāhir dan ̒ ilm al-bāt ̣in, serta ahl al-ẓāhir dan 
ahl al-bāt ̣in. Dalan hubungannya dengan ʻilm al-Bāt ̣in, al-Kala�ba �żi� 
menukil sebuah hadis yang redaksinya sebagai berikut:

يد قال: سألت الحسن عن علم الباطن فقال: سألت حذيفة ن ز  عن عبد الواحد �ج

ن عن علم الباطن فقال: سألت رسول الله عن علم الباطن فقال: سألت ن ال�ي  �ج

يل عن علم الباطن فقال: سألت الله عز وجل عن علم الباطن فقال: هو سر  ج�ج
284.  قلب عبدى، ل يقف عليه أحد من خل�ة

ن
من سرى، أجعله �

Artinya: Dari ‘Abd al-Wāhịd Ibn Zaid, ia berkata: saya Tanya al-Hạsan 
tentang ilmu batin, ia menjawab: saya Tanya Hụz ̇aifah ibn al-Yaman 
tentang ilmu batin, ia berkata: saya tanya Rasulullah saw tentang 
ilmu batin, beliau menjawab: saya tanya Jibril tentang ilmu batin, 
Jibril berkata:saya tanya ʻAzza wa Jalla tentang ilmu batin, Allah 
menjelaskan bahwa ilmu batin itu adalah rahasia dari rahasiaku, Aku 

283 Lihat Ibid., al-Sạ̄būni ̄.
284 Lihat al-Kalābāz ̇i ̄, op.cit, h. 103-104.
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meletakkan dalam hati hambaku, tidak seorang pun dari hambaku 
yang dapat mengetahuinya.

Dari hadis tersebut dipahami bahwa ilmu batin itu merupakan 
ilmu khusus yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihan-
Nya yang tidak dapat diketahui oleh selain yang mendapatkan ilmu 
tersebut.

Dalam fatwanya, Ibn Taimiyyah berbicara panjang lebar tentang 
kedua hal tersebut, yang pada kesimpulannya ditegaskan bahwa 
apabila ada seorang yang mengklaim dirinya memiliki ilmu batin, 
tetapi bertentangan dengan ilmu zahir, pengakuan itu tidak dapat 
dibenarkan. Orang tersebut, kemungkinannya ia sebagai mulḥid, 
zindīq atau jahil yang dapat menyesatkan. Akan tetapi, apabila 
yang dimaksud ilmu zahir adalah ilmu yang berhubungan dengan 
amalan-amalan yang dikerjakan oleh anggota badan, sedang yang 
dimaksud dengan ilmu batin yaitu ilmu yang berkaitan dengan 
urusan hati, seperti akidah, ikhlas, tawakal, yang demikian itu tidak 
ada salahnya dan dapat diterima. 285 Hal tersebut masih memiliki 
landasan dalil yang lain yang menyokongnya.

Berangkat dari hadis di  atas, Ima �m al-Gaza�li � (w. 1111 M) 
menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Ḥanafi� Aḥmad. “Bahwa lafal-
lafal al-Qur’an mengandung arti zahir dan arti batin. Arti zahirnya 
dapat diketahui oleh orang ‘awam dan orang khawāṣ, sedangkan 
arti batinnya tidak dapat dipahami kecuali orang yang menguasai 
ilmu tentang itu dan melakukan penelitian yang mendalam”.286 

285 Lihat, ‘A̅sịmi ̄, op.cit., hh. 232-233, 236.
286 Lihat Hạnaf̄i Ahṃad. Al-Tafsīr al-‘Ilmī al-A̅yāt al-Kauniyyah f̄i al-Qur’ān, ( Kairo 

Dār al-Ma‘ārif, tt.) h. 29.
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Selanjutnya dijelaskan bahwa di dalam al-Qur’an terkandung ilmu 
yang menjelaskan tentang żāt, af ’āl dan ṣifat Allah. Ilmu tidak 
mempunyai batas. Tidak ada yang dapat memahami ilmu ini kecuali 
ahl fahm, yaitu orang-orang yang khusus diberikan kemampuan 
untuk mengerti dan memahami isyarat-isyarat dan simbol-simbol 
yang terkandung di dalamnya. Untuk mengetahui yang demikian itu 
tidak cukup kalau hanya dengan melalui terjemah atau tafsir secara 
zahir saja.287 Setiap orang mempunyai tingkat-tingkat yang berbeda 
di dalam memahami rahasia-rahasia al-Qur’an setelah mereka 
sama-sama memahami arti zahirnya. Hal ini tergantung kepada 
masing-masing orang, sejauh mana kecukupan ilmu yang dimiliki 
olehnya, dan tingkat kebersihan hati mereka serta kesungguhannya 
dalam menggali rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya.288 
Ilmu wahbi (ilmu limpahan) diberikan kepada jiwa yang bersih, 
sebab ilmu itu cahaya dan akan menempati jiwa yang suci saja.

Dari uraian al-Gaza�li � di atas dapat dimengerti bahwa arti 
zahir al-Qur’an dapat diketahui oleh setiap orang, termasuk orang 
awam. Sedangkan untuk mengetahui arti batin al-Qur’an tidak 
semua orang mampu, karena untuk mengetahuinya tidak cukup 
kalau hanya berbekal dengan pengetahuan zahir saja yaitu dengan 
melalui terjemahan atau dengan perantara tafsir zahir.

Dalam tulisannya yang lain, al-Gaza�li � membagi ilmu kepada dua 
bagian, yakni ilmu kulit dan ilmu inti, yang diistilahkan dengan ilmu 

287 Lihat Muhạmmad ibn Muhạmmad al-Hụsain ̄, Itḥāf al-Sādah al-Muttaqīn bi syarh ̣
Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn, juz V, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409 H/1989 M). Cet. 
Ke-1, hh. 132-133.

288 Ibid., hh. 175-176.
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al-ṣadaf atau al-qisyr atau al-kiswah dan al-jauhar atau al-lubāb. 
Kata al-ṣadaf berarti kulit kerang, al-qisyr berarti kulit kayu sedang 
al-Kiswah berarti pakaian.289  Ketiga kata ini menunjuk kepada 
sisi bagian luar sesuatu. Adapun kata al-Jauhar mengandung arti 
mutiara yang terdapat di dalam kerang, sedang kata al-lubāb bentuk 
jamak dari kata al-lubb mengandung arti isi murni atau inti sesuatu.290

Ada lima macam ilmu yang dikategorikan oleh al-Gaza�li � sebagai 
ilmu al-ṣadaf yakni 1) ilmu bahasa; 2) Ilmu nahẉ (gramatika); 3) 
ilmu qira �’ah; 4) ilmu mukhārij al-ḥurūf, dan 5) ilmu tafsir zahir. 
Kelima macam ilmu itu, menurutnya, masih berkisar pada bagian 
luar atau kulit dan kesemuanya itu merupakan ilmu-ilmu alat untuk 
sampai kepada ilmu inti. Al-Gaza�li � sangat menyayangkan terhadap 
sikap orang yang merasa puas terhadap ilmu tafsir zahir yang 
dikiranya telah menemukan mutiara, padahal ia masih berada di 
bagian luar, sekalipun ia telah mendekati tempat mutiara. Adapun 

289 Lihat al-Rāzi ̄, op.cit., h. 438, 644, 686.
290 Ibid., h. 706. Dua term yang tersebut diatas yakni al-qisyr dan  al-lubb dipahami 

oleh kelompok Bātịniyyah dan kaum sufi dengan pemahaman yang berbeda. 
Golongan Bātịniyyah memahami  bahwa yang dimaksud al-qisyr  ialah  syari’ah 
zahir, lawannya ialah hakikat dan itulah yang dimaksud al-lubb. Al-lubb adalah 
pegangan orang cerdas ( al-Żakī), sedangkan al-qisyr  adalah pegangan orang-
orang bodoh. Kaum sufi memahami bahwa al-qisyr adalah tempat berpijak 
di dalam menapak perjalanan menuju Allah. Al-qisyr ialah syarī’at zahir yang 
menjelaskan tentang amar ma‘rūf nahi mungkar, halal haram, hukum-hukum 
dan mua’malah. Tanpa al-qisyr ilmu dan amal tidak ada artinya. Adapun al-
lubb adalah hakikat dari hakikat atau semacam cahaya ilahi yang di campakkan 
oleh Allah ke dalam hati hambanya yang dekat. Dengan demikian orang yang 
memiliki al-lubb adalah orang-orang yang mengamalkan ajaran-ajaran syari’at 
sehingga menjadi sifat, akhlak dan tujuan baginya, baik dari segi zahir maupun 
dari segi batin. Lihat Hạsan al-Syarqāwī, Mu‘jam Alfāz ̣ al-Sụ ̄fiyyah, ( Kairo: 
Muassasah Mukhtār, 1987 M), Cet.ke I, h. 234.  
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ilmu yang dimaksud al-Gaza�li � sebagai ilmu inti (al-lubb) yaitu ilmu 
tentang ma’rifatullāh (ʻilm al-żāt).291 

Selanjutnya al-Gaza�li � menanggapi tuduhan “kafir” yang 
dilontarkan oleh sebagian ahli zahir terhadap ulama sufi dalam 
penafsiran yang kelihatannya berbeda dengan penafsiran yang biasa 
dilakukan oleh ulama-ulama zahir. Ia mengatakan: “Barangsiapa 
yang mengatakan bahwa al-Qur’an tidak mempunyai makna selain 
yang dijelaskan oleh tafsir zahir, orang itu adalah benar dari sisi 
pemberitaannya tentang kapasitas dirinya, namun kesalahannya 
terletak pada anggapannya yang menyamakan orang lain dengan 
dirinya. Padahal, banyak hadis dan riwayat yang menerangkan 
bahwa makna-makna al-Qur’an sangat luas bagi orang yang diberi 
pemahaman”.292 Sungguhpun demikian, al-Gaza�li � sangat tidak 
menyetujui cara penafsiran yang dilakukan oleh golongan Bāt ̣iniyyah 
yang hanya menuruti hawa nafsunya dengan tujuan buruk dan demi 
membela mazhabnya yang batil. Yang demkian itu termasuk dalam 
pengertian menafsir al-Qur’an menurut pendapat sendiri yang 
dilarang oleh Nabi.293 Imam al-Gaza�li � menyebut sepuluh nama bagi 
kelompok ini, yakni: al-Bāt ̣iniyyah, al-Qaramitah, al-Qarāmaṭiyyah, 
al-Ḥara ̄miyyah, al-Karmadīniyyah, al-Ismā’iliyyah, al-Sab’iyyah, 
al-Bābakiyyah, al-Maḥmarah, dan Ta‘līmiyyah. Kesemuanya itu, 
menurutnya, telah keluar dari Islam.294

291 Lihat Abī Hạ̄mid Muhạmmad ibn Muhạmmad ibn Muhạmmad al-Gazāli ̄, jawāhir 
al-Qur’ān wa Duraruhū, ( Bairut: Dār al-Kutub al- ‘ilmiyyah, 1409 H/1988 M), cet. 
Ke-I, hh. 22-24, 28-29.

292 Ibid ., h. 129.
293 Ibid., hh. 143-144.
294 Lihat Abū Hạ̄mid al-Gazāli ̄, Fadạ̄ih al-Bātịniyyah, ( Kuwait:Muassasah Da ̄r al-

Kutub al-Saqāfiyyah, tt.), h. 11. Lihat pula al-Syarqāwī, Loc.cit. 
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Penyebab yang lain yang memberi peluang timbulnya penafsiran 
batin atau isyārah ialah adanya hadis yang menginformasikan 
tentang penakwilan Ibn ‘Abba�s terhadap surat al-Naṣr.  Hadis 
dimaksud berbunyi:

ي نفسه
ن

م وجد � ن بع�ن
أ
ي مع أشياخ بدر فك

ن عباس قال: كن عمر يدخل�ن  عن ا�ج

 ، فقال لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من حيث عل�ة ، فدعاه

تقولون ما  قال   ، م  �ي ل�ي إل  يومئذ  ي 
دعا�ن أنه  رئيت  ا 

ن
� معهم  فأدخله  يوم   ذات 

مد الله
ن

� أمر�ن  م  بع�ن فقال  والفتح«؟.  نصر الله  جاء  تعالى«إذا  قول الله  ي 
ن

� 

كذاك م فلم يقل شيئا ، فقال لىي أ  ونستغفره إذا نصر�ن وفتح علينا ، وسكت بع�ن

قلت هو أجل رسول الله صلى تقول؟  ا 
ن

� قال   ، فقلت ل  ن عباس؟  ا�ج �ي   تقول 

 الله عليه و سلم أعله ل ، قال: فإذا جاء نصر الله والفتح ، وذلك علامة أجلك

ا إل ما تقول.295 «. فقال عمر ما أعلم م�ن مد ربك واستغفره إنه كن توا�ج  »فسبح �ج

Artinya: Ibn ‘Abbās berkata, adalah ʻUmar mengikut sertakan aku 
(di suatu ruangan) bersama para veteran perang Badar, sebagian 
dari mereka merasa keberatan sambil berkata “mengapa engkau 
mengikut sertakan anak ini bersama kami, padahal kami juga punya 
anak seperti dia?” Kata ʻUmar “itulah menurut pengetahuan kalian 
(tentang dia)”. Suatu ketika, aku di panggil oleh ʻUmar bersama 
mereka dan aku yakin bahwa beliau memanggil aku dengan 
tujuan ingin mendemonstrasikan kebolehan aku di hadapan 
mereka. Lalu ʻUmar berkata kepada mereka “bagaimana pendapat 
kalian terhadap firman Allah (apabila telah datang pertolongan 

295 Abu ‘Abdillāh Muhạmmad ibn Isma ̄‘il al-Bukha ̄rī, Sạhị̄h al-Bukhārī,Jilid Juz VI, ( 
Ttp. Dār Matạ̄bi’ al-sya’b, tt.), h. 220-221.
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Allah dan kemenangan)?” sebagian menjawab: “kami diperintah 
memuji Allah dan beristigfar apabila telah mendapat pertolongan 
dan kemenangan”, sementara yang lain diam tanpa ada jawaban. 
ʻUmar berkata kepadaku: “apakah demikian pula pendapatmu 
wahai ibn ‘Abbās?” Aku menjawab: “tidak”. Kemudian ʻUmar 
berkata: “Pendapatmu, bagaimana? “Maka aku katakan: “itu adalah 
ajal Rasulullah yang di beritahukan oleh Allah kepadanya. Allah 
berfirman (apabila telah datang pertolongan dan kemenangan) itu 
adalah tanda ajalmu, (maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu 
dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha 
Penerima taubat). Lalu ʻUmar berkata: “Pengetahuan saya tentang 
ayat itu sama dengan yang kau katakan”.

Hadis di atas menunjukkan bahwa pengetahuan Ibn ‘Abba�s 
tentang tafsir ayat jauh melampaui pengetahuan sebagian 
sahabat senior. Apa yang dipahami oleh Ibn ‘Abba�s adalah berupa 
pemahaman isyarat yang tersembunyi di balik yang tersurat 
dan agaknya itulah yang dimaksud dengan takwil. Keunggulan 
Ibn ‘Abba�s dalam hal pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur’an 
disebabkan, antara lain, berkat doa Nabi kepadanya yang berbunyi: 

ن وعله التأويل   الد�ي
ن

ه �  Ya Allah berikanlah pemahaman dalam) اللهم ف�ة
masalah agama dan ajarkanlah takwil kepadanya).
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G. Perbedaan antara al-Tafsir Isyāri ̄ dan Tafsir Bāṭiniyyah

Yang dimaksud tafsir bāt ̣iniyyah296 di sini ialah hasil penafsiran 
yang dilakukan oleh kelompok atau sekte Bāt ̣iniyyah. Jadi, al-Tafsīr 
al-Isyārȳ bukanlah tafsir Bāt ̣iniyyah yang mengklaim bahwa ayat-
ayat al-Qur’an hanya mempunyai arti batin saja, tanpa mengakui 
adanya arti zahir.

Orang-orang yang tergabung dalam kelompok ini sekalipun 
pada dasarnya menetapkan bahwa al-Qur’an mempunyai arti 
zahir dan arti batin, namun yang dikehendaki oleh Allah adalah 
arti batinnya saja, bukan arti zahirnya yang berdasarkan bahasa. 
Orang yang hanya memahami arti eksoterik (zahir) aI-Qur’an akan 
menemui kesulitan bahkan siksaan.

Mereka mengacu pada firman Allah surat al-Ḥādīd  ayat 13:297 

ابُ.
َ

عَذ
ْ
اهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ال

َ
 وَظ

ُ
ة حَْ طِنُهُ فِيهِ الرَّ بٌ �جَ ُ �جَ مْ بِسُورٍ لَ ُ َ بَ بَيْ�ن ِ

ُ صرن
َ
ف

Terjemahnya: Lalu diadakan di antara mereka dinding yang 
mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah 
luarnya dari situ ada siksa.

296 Istlah bātịniyyah di pergunakan untuk berbagai kelompok yang berbeda-
beda baik dalam Islam maupun di luar Islam. Di dalam Islam, dikenal misalnya, 
kelompok al-Kharāmiyyah, al-Qarāmitạh dan ismā‘iliyyah. Di luar Islam, dikenal, 
Mazdakiyyah, yang merupakan sekte Maʻnāwiyyah. Al-Syahristāni ̄ menyebutkan 
bahwa kelompok Bātịniyyah dinamai Qara ̄mitạh dan Mazdakiyyah di Irak, 
sedang di Khurāsa ̄n  disebut dengan al-Ta’līmiyyah atau Mulhịdah . Kelompok ini 
menetapkan bahwa setiap zahir mempunyai batin dan setiap ayat mempunyai 
ta‘wil. Lihat Ahṃad Al-Syantāwī, Dāirah al-Ma’ārif al-Islāmiyyah, jilid III, ( ttp, Dār 
al-Fikr, tt.), h. 290. Lihat pula Abī al-Fath ̣Muhạmmad ‘Abd al-Kari ̄m ibn Abi ̄ Bakr 
Ahṃad al-Syahristāni ̄, al-Milal wa al-Nihạl ( Bairut: Dār al-Fikr, tt.), h.192. 

297 Lihat al-Żahabī, op.cit., h. 240. 
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Bāt ̣iniyyah, dinisbahkan kepada Isma�‘i�l ibn Ja’far al-Ṣa �diq 
(w.760/761 M) dari golongan syī‘ah imāmiyyah. Mereka inilah yang 
digelar golongan bāt ̣iniyyah, karena mengklaim bahwa al-Qur’an 
hanya mempunyai arti batin, tanpa ada arti zahir; atau karena 
mereka mempercayai tentang adanya seorang imam batin yang 
bersembunyi. Kelompok ini mulai muncul pada masa pemerintahan 
al-Ma’mu�n (813 – 833 M), di bawah pimpinan –sekaligus sebagai 
pendiri- ʻAbd Alla �h Ibn Maimu �n al-Qa�dah  (w. 261 H) dan 
Muh ̣ammad Ibn al-Ḥusain. Mereka mendirikan mazhab Bāt ̣iniyyah 
dan menetapkan dasar-dasarnya. Dalam rangka menyebarkan 
mazhabnya, mereka mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai 
program yang sarat dengan tipuan.298

Dengan berbagai cara yang ditempuh, golongan ini berusaha 
menjadikan orang-orang Islam ragu dalam akidahnya. Mereka 
melihat bahwa selama al-Qur’an masih tetap terpelihara dengan 
baik di tengah-tengah umat Islam maka akan tetap menjadi rujukan 
mereka dalam urusan-urusan agama dan akan menjadi pegangan 
mereka di kala menemui problem. Untuk memudahkan bagi mereka 
agar manusia berpaling dari al-Qur’an, tiada cara yang tepat selain 
menakwilkan al-Qur’an; menakwilkan lafal-lafal dan ayat-ayatnya 
dari arti zahirnya. Mereka berusaha keras menakwilkan nas-nas 
al-Qur’an menurut keinginan mereka dengan tujuan utama ingin 
mengharcurkan ajaran-ajaran Islam.299 

298 101Hụsain al-Z ̇ahabī, op.cit., juz II, hh. 235-236.
299 102 Ibid., h. 238.
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Sekte Isma �‘iliyyah ini mempunyai program dakwah dan ajaran 
filsafat tersendiri. Dakwah bagi mereka mempunyai tingkatan-
tingkatan tertentu dan orang-orang yang menduduki suatu tingkatan 
diberi gelar tersendiri sesuai dengan tugas yang diembannya 
sebagai penyampai dan penakwil kalam Allah. Dalam hubungannya 
ini, Nabi Muhammad diberi nama dengan al-Nāt ̣iq. Sedangkan imam 
yang berwewenang menakwil apa yang disampaikan oleh al-Nāt ̣iq 
dinamai dengan al-Asās, dan ‘Ali�-lah orangnya. Sesudah tingkatan 
al-Asās adalah al-Imām, menyusul tingkatan al-Ḥujjah, kemudian 
tingkatan al-Dā‘i ̄.’300 Adapun dasar falsafahnya, menetapkan bahwa 
akal manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui 
hakikat żāt ilāhiyyah dan zat ini tidak mempunyai sifat. Sifat-sifat 
Allah bertempat pada al-‘aql al-kullī ini terciptalah segala yang 
maujud secara berantai. Dari padanya tercipta al-nafs al-kullīyyah, 
dan dari sini muncul al-maddah al-ūlā (alam). Dengan bersatunya 
antara al-nafs, al-‘aql, maddah, zaman dan tempat, muncullah 
gerakan-gerakan  planet dan gerakan seluruh alam. Untuk mencapai 
kebahagiaan harus melalui ilmu yang hanya dapat diperoleh 
dengan perantaraan al-Nāt ̣iq  (Nabi) atau para imam, karena pada 
keduanyalah al-‘aql al-kullī mengambil tempat.301

Cara yang ditempuh oleh kelompok bāt ̣iniyyah di dalam 
menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an menurut keinginan hawa 

300 Ibid., h. 238. 
301 Lihat Syaf̄iq Girbāl, op.cit., h. 160. 
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nafsunya dan untuk mendukung doktrin yang telah ditetapkan bagi 
gerakannya.302

Tidak seoarang pun di antara penganut Bāt ̣iniyyah yang berhasil 
menulis tafsir al-Qur’an secara utuh. Penafsiran-pebafsirannya hanya 
ditemukan pada beberapa tulisan yang tersebar pada beberapa 
buku yang ditulis oleh kelompok mereka. Yang menyebabkan 
demikian, sebagaimana al- Ż̇ahabi �, adalah ketidakmampuan mereka 
menakwilkan ayat-ayat al-Qur’an dengan menjadikan akidahnya 
sebagai dasar berpijak. Apabila mereka mamaksakan, pasti akan 
bertemu dengan kesulitan-kesulitan yang tidak dapat mereka atasi.303

302 Ada delapan langkah yang ditempuh oleh kelompok Bātịniyyah di dalam 
menjalankan dakwahnya, yakni 1)al-Żauq,yaitu mengamati keadaan objek 
dakwah, apakah dakwahnya di suatu tempat dapat diterima atau tidak, misalnya 
mereka tidak mau mengadakan dakwah kalau di tempat itu ada seorang faqīh 
atau ulama;2)al-Ta’nīṡ, yaitu usaha untuk menarik setiap orang yang menjadi 
sasaran dakwahnya kepada hal-hal yang merupakan kesukaan setiap orang;3)
al-Tasykīk, yaitu menanamkan keraguan terhadap ajaran-ajaran pokok agama 
dan rukun-rukun syariat;4)al-Ribīt, yaitu mengambil janji setia kepada seseorang 
agar jangan membeberkan rahasia, dan segala problema yang tidak dapat 
dipecahkan diserahkan kepada imam; 5)al-Tadlīs, yaitu penjelasan kepada 
segenap pengikutnya bahwa segala yang disampaikan itu tidak bertentangan 
dengan pendapat pemimpin agama maupun pemimpin dunia; 6)al-Ta’sīs, yaitu 
menanamkan doktrin dasar agar apa yang disampaikan kepada objek dakwah 
tidak mudah ditinggalkan;7)al-Khal, yaitu menggugurkan segala bentuk 
amalan badaniah; dan 8)al-Salkh, yaitu meninggalkan akidah Islamiyah, lalu 
menakwilkan syariat menurut keinginannya. Lihat al-Żahabī, op,cit.,hh.236-238. 
Sehubungan dengan poin ke-tiga di atas al-Żahabī mengutip sebagian isi 
surat yang pernah ditulis oleh ‘Ubaidilla ̄h ibn al-Hạsan al-Qairawāni ̄ (seorang 
pengikut Bātịniyyah) kepada Sulaiman Ibn al-Hạsan Ibn Sa’id al-Jina ̄ni ̄ “... aku 
menitip pesan kepadamu agar kamu berusaha menanamkan keraguan kepada 
setiap orang terhadap Al-Qur’an, Taurat, Injil dan Zabur, ajaklah mereka agar 
membatalkan syariat; tidak mempercayai adanya hari akhir dan kebangkitan dari 
kubur; tidak mempercayai adanya malaikat dan jin. Sampaikan kepada mereka 
bahwa sebelum Adam telah pernah ada banyak makhluk manusia. Karena yang 
demikian itu sangat membantu kamu untuk menetapkan kekadiman alam”. Lihat 
ibid., h. 240. 

303 Ibid., h. 239.  
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Jadi, tidak dapat ditemukan karya mereka dalam bentuk kitab 
tafsir tersendiri. Berbeda dengan tafsir isyārah, ada beberapa buah 
yang dapat ditemukan seperti yang telah disebutkan terdahulu. 

Di antara panakwilan golongan Bāt ̣iniyyah terhadap ayat-ayat 
al-Qur’an dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kata wuḍū’ ditakwil sebagai ungkapan yang menunjukkan 
atas pengakuan terhadap para imam, kata tayammum adalah 
ungkapan yang memberi pengertian bahwa seseorang dapat 
mengambil sesuatu dari seorang yang telah mendapatkan izin 
(al-ma’żūn) ketika imam tidak ada, kata al-Ṣalāt menunjuk 
kepada al-Nāt ̣iq yaitu Nabi Muhammad sendiri, kata al-Gasl 
(membasuh) ditakwil sebagai pembaharuan janji terhadap 
orang yang dengan tidak sengaja membeberkan rahasia, kata 
zakāt ialah pembersihan jiwa dengan jalan memahami agama 
menurut pemahaman kalangan mereka.304

2. Al-Ka’bah dan  al-Ṣafā’ adalah nabi sendiri, sedangkan al-Bāb dan 
al-Marwah adalah ‘Ali� ra. Tawaf tujuh kali di sekikiling Kakbah, 
adalah pengakuan terhadap adanya tujuh imam, al-Jannah 
(surga) adalah istirahatnya badan dari segala macam taklīf, 
sedangkan al-Nār (neraka) diartikan sebagai siksaan ketika 
melakukan kewajiban-keawajiban berupa taklīf.305 Pandangan 
serupa ini dapat lahir dari fanatisme terhadap Ima �m ʻAli �.

3. Kata ṣalāt dan zakāt menunjuk kepada Muh ̣ammad dan ‘Ali�, 
artinya siapa yang mengakui kepemimpinan keduanya berarti 

304 Ibid., h. 241. 
305 Ibid. 
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ia telah melakukan salat dan zakat. Juga dikatakan bahwa 
kewajiban salat hanya satu kali setahun sebagaimana zakat 
hanya wajib satu kali setahun.306 Ini sebuah pemahaman yang 
melampaui makna yang umum, lalu menjadi fanatime yang 
mengistimewakan Ima �m ʻAli �.

4. Ibli �s dan Ad̅am ditakwil sebagai Abu � Bakar dan ‘Ali�, dengan 
alasan bahwa Abu � Bakar tidak mau sujud dan tunduk kepada 
‘Ali�, yakni tidak mengakui kepemimpinannya. Demikian pula 
kata al-Dajjāl ditakwil sebagai Abu � Bakar dan ia digambarkan 
sebagai orang buta, karena ia hanya menggunakan mata 
zahirnya, bukan dengan mata batinnya. Sementara kata ya‘jūj-
ma‘jūj mereka pergunakan untuk menunjuk kepada orang-
orang ahli zahir.307

5. Kāf-hā’-yā’-‘ain-ṣād, ditakwil dengan mengatakan huruf kāf 
menunjuk kepada nama padang Karbala’, suatu tempat di mana 
Ḥusain dibantai; huruf ha ̄’ menunjuk kepada halạk al-‘itrah  
yaitu hancurnya keluarga Nabi;  yā’  menunjuk kepada ‘at ̣sy 
yaitu rasa haus yang dialami H ̣usain; sedangkan ṣād menunjuk 
kepada kesabaran H ̣usain.308

6. Firman Allah dalam surat al-Naml /27, ayat 16 yang berbunyi: 

ن داود Dan Sulaima) وورث سل�ي �n telah mewarisi Da�wu �d), menurut 
mereka bahwa yang dimaksud ayat itu ialah ̒ Ali � ra mewarisi ilmu 
Nabi Muhammad . Firman Allah dalam surah al-Raḥmān/55: 19 

306 Ibid., hh. 247-248. 
307 Ibid., hh. 242-243. 
308 Lihat Hụsain al-Z ̇ahabī, al-ittijāhāt al-Munhạrifah f̄i Tafsīr Al-Qur’ān al-Karīm 

Dawāfi’uhā wa Daf‘uhā, (Kuwait: Dār al-I‘tisạ̄m, 1398H/1978) Cet. ke-2, h. 65. 
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yang berbunyi:  ن يلتقيان  Dia membiarkan dua lautan) مرج البحر�ي
mengalir yang keduanya kemudian bertemu), ditakwil oleh 
mereka bahwa yang dimaksud dengan dua lautan ialah ‘Ali� dan 
Fa �t ̣imah. Sementara pada ayat yang 12 yang menyatakan bahwa 
dari keduanya (laut) keluar mutiara dan marjan, dikatakan 
bahwa yang dimaksud mutiara dan marja �n tiada lain kecuali 
Ḥasan dan H ̣usain. Sedangkan ayat yang menyebut baqarah 
(sapi betina) yang disuruh sembelih dalam surah al-Baqarah/2: 
67 ditakwil sebagai ‘A̅isyah ra.309

Memperhatikan penafsiran-penafsiran golongan Bāt ̣iniyyah 
tersebut, siapa pun yang membacanya, tanpa perlu berpikir 
panjang dapat mengetahui kebatilan dan penyelewengan terhadap 
kandungan ayat-ayat al-Qur’an. Dan jelas sekali bahwa mereka 
mempunyai misi tertentu di dalam penakwilan-penakwilannya. Hal 
yang demikian tidak dilakukan oleh mufasir isyārah yang mengakui 
adanya arti zahir al-Qur’an. Bahkan bagi mereka, arti zahir al-Qur’an 
itulah yang paling utama dan pertama yang harus diperhatikan di 
dalam menafsir ayat-ayat al-Qur’an. Inilah yang menjadi perbedaan 
esensial antara tafsir bi al-Isyārah dan tafsir Bāt ̣iniyyah. Akan tetapi, 
di dalam kenyataannya terlihat ada kemiripan diantara keduanya, 
sehingga dapat dikatakan bahwa antara al-Tafsīr al-Isyāri ̄ dan 
tafsir kaum Bāt ̣iniyyah sangat tipis perbedaannya. Oleh karena itu, 
diperlukan kehati-hatian di dalam menerima panafsiran-penafsiran 
esoterik (isyārah) itu.

309 Lihat Abū Syuhbah, al-Isrāiliyyat wa al-Mawdū‘āt f̄i Kutub al-tafsīr, (Kairo: 
Maktabah al-Sunnah, 1408H), Cet. ke-4, h. 76.  



Bagian Kelima

AL-TAFSI̅R AL-ISYA̅RI ̅  
DALAM RU ̅H ̣AL-MA’A̅NI ̅

A.	 Identifikasi	Ayat-Ayat	yang	Ditafsir	secara	Isyārah

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap tafsir Rūh ̣ al-
Ma’āni �, ternyata tidak semua ayat di dalam al-Qur’an ditafsir 

secara esoterik (isyārah) oleh al-A̅lu �si�. Ia hanya memilih beberapa 
ayat tertentu dalam suatu surah tertentu pula untuk selanjutnya 
ditafsir secara esoterik.

Dari enam ribu dua ratus tiga puluh lima (6235) ayat al-Qur’an, 
al-A̅lu �si� hanya memilih seribu tiga ratus delapan puluh delapan 
ayat (22,26%) yang tersebar pada empat puluh delapan surat dari 
seratus empat belas surat al-Qur’an (42,10%).

Ketika ia menafsirkan surat al-Baqarah/2, misalnya, dipilihnya 
sekitar seratus satu ayat dari dua ratus delapan puluh enam ayat 
surat tersebut. Dimulainya dari ayat 17, kemudian menyusul ayat 
19 dan ayat 20, lalu melompat ke ayat 28, terus ke ayat 42,43,55 
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dan 57, dari ayat 67 terus ke ayat 114 dan seterusnya. Hal semacam 
ini dilakukan pula atas surat-surat lain, tanpa mengikuti urutan-
urutan nomor ayat. Hal itu membutuhkan ketelitian dalam 
membaca kitabnya. Untuk mendeteksi dan memastikan ayat-ayat 
mana saja yang dipilih oleh al-A̅lu �si� yang ditafsirkan secara isyāri ̄, 

ia selalu memulai dengan ungkapan:  ت  �ي
آ
ال ي هذه 

ن
ب الشارة �    ومن �ج

atau ت ي هذه ال�ي
ن

. والشارة �

Keempat puluh delapan surat di dalam al-Qur’an yang sebagian 
ayat-ayatnya dipilih al-A̅lu �si� untuk ditafsir secara isya �ri� adalah: 1) 
al-Fa�tiḥah (1), 2) al-Baqarah (2), 3) A̅li ‘Imra�n (3), 4) al-Nisa�’ (4), 
5) al-Ma�idah (5) 6) al-An’a�m (6), 7) al-A’ra�f (7), 8) al-Anfa�l (8), 9) 
al-Taubah (9), 10) Yu�nus (10), 11) Hu�d (11), 12) Yu�suf (12), 13) al-
Ra’d (13), 14) Ibra�hi�m (14), 15) al-Ḥijr (15), 16) al-Isra�’ (17), 17) al-
Kahf (18), 18) Maryam (19), 19) Tạ �ha (20), 20) al-Anbiya�’ (21), 21) 
al-Ḥajj (22), 22) al-Mu’minu�n (23), 23) al-Nu�r (24), 24) al-Furqa�n 
(25), 25) al-Naml (27), 26) al-Ankabu�t (29), 27) al-Ru�m (30), 28) 
Luqma �n 31), 29) al-Sajadah (32), 30) al-Ahza�b (33), 31) Saba �’ (34), 
32) Fa �t ̣ir (35), 33) Ya �si�n (36), 34) al-Ṣa �ffa �t (37), 35) Sa �d (38), 36) 
al-Żumar (39), 37) Ga�fir (40), 38) Fuṣṣilat (41), 39) al-Syu�ra � (42), 
40) al-Dukha�n (44), 41) Muh ̣ammad (47), 42) al-Fatḥ (48), 43) al-
Ḥujura �t (49), 44)al-Ż̇a �riya �t (51), 45) al-Ṭu �r (52), 46) al-Raḥma �n 
(55), 47) al-Wa�qi’ah (56), dan 48) al-Jum’ah (62).
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Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No
Nama dan 

Nomor Surat
Nomor Ayat dalam Setiap Surat Jum

1 al-Fa�tiḥah (1) 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. 6

2 al-Baqarah (2)

17, 19, 20, 28, 42, 43, 55, 57, 58, 59, 
60, 61, 67, 114, 115, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 
153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 
161,162, 163, 164, 165, 166, 177, 
178, 180, 185, 186, 189, 190, 191, 
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 
199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 213, 214, 219, 
222, 238, 239, 243, 245, 246, 247, 
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 
265, 267, 284, 285 dan 286.

101
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3 A ̅li-ʻImra �n (3)

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,54, 55, 56, 
57, 58, 59, 61, 67, 68, 73, 74, 76, 77, 
79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 92, 93, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 110, 111, 113, 114, 
115, 115, 117, 118, 119, 120, 123, 
124, 125, 130, 131, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 
dan 189.

121

4 al-Nisa�’

1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 71, 72, 73, 74,  75,  76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83,  84,  85, 86, 92, 
93, 94, 97, 98, 99, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107 ,108, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 
148, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 
160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 
168, 171, 172, 173, 174, dan 175. 

108
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5 al-Ma�idah (5)

1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18,  20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 
48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
62, 64, 65, 66, 67, 68, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
109, 110,111, 112, 113, 115 dan 
116.

74

6 al-An’a�m (6)

1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 18, 10, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
46, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,81, 82, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 
115, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 
133, 134, 141, 142, 148, 149, 151, 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 
165 dan 166.

113
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7 al-A’ra�f (7)

1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 
19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 64, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 
175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 
185, 189, 190, 194, 195, 196, 198, 
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 
dan 206.

103

8 al-Anfa�l (8)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 
43, 47, 48, 50, 53, 55, 56, 62, 53 dan 
72.

42

9 al-Taubah (9)

2, 3, 20, 21, 25, 26, 28, 31, 34, 36, 
40, 41, 43, 44, 45, 46, 55, 59, 60, 61, 
67, 68, 72, 75, 76, 78, 81, 88, 91, 
100,102, 103, 108, 111, 112, 113, 
115, 117, 118, 119, 122, 123, 126, 
128 dan 129.

45

10 Yu �nus (10)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 
37,39, 42, 45, 47, 48, 49, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63,64, 65, 66, 67, 68, 71, 
84 dan 89.

46
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11 Hu�d (11)

1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 
25, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 56, 80, 
105, 106, 107, 108, 112, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120 dan 123.  

45

12 Yu �suf (12)

3, 4, 5, 7, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 
28, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 42, 46, 53, 
55, 59, 68, 69, 70, 76, 77, 79, 81, 83, 
84, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 98, 
99, 101, 106, 108 dan 111. 

47

13 al-Ra’d (13)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 33, 
36, 38, 39 dan 41. 

27

14 Ibra �hi�m (14)
1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 21, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 42, 43, 44, 48, 49, 50 dan 52.

30

15 al-Ḥijr (15)
3, 6, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 28, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 
49, 50, 72, 75, 85, 87, 88, 98 dan 99.

30

16 al-Isra�’ (17)

1, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 
23, 26, 29, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 52, 
54, 57, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 97, 107, 109, 
110 dan 111.

41

17 al-Kahf (18)

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 42, 44, 46, 47, 48, 
49, 51, 54, 65, 66, 67, 69, 77, 78, 80, 
82, 103, 104, dan 110.

47
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18 Maryam (19)
41, 42, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 
62, 65, 71, 72, 75, 93 dan 56

17

19 Ṭa �ha � (20)

1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 55, 
67, 68, 70, 72, 77, 81, 83, 85, 87, 96, 
97, 105, 107, 108, 109 dan 124.

48

20 al-Anbiya�’ (21)
1, 3, 11, 18, 19, 26, 27, 35, 47, 51, 
66, 69, 79, 83, 87, 89, 90 dan 107.

18

21 al-Ḥajj (22) 1, 2, 3, 11, 15, 26, 33, 34, 35 dan 36. 10

22 al-Mu’minu�n (23)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 18, 19 dan 
20.

13

23 al-Nu�r (24)
2, 3, 11, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 
35, 37, 40, 43, 44, 45, 47, 62 dan 63.

19

24 al-Furqa�n (25)
7, 20, 23, 31, 34, 43, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 53, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 72, 
73, 74, 75 dan 76.

24

25 al-Naml (27) 61, 62, 87 dan 88. 4

26 al-Ankabu�t (29)
2, 10, 17, 26, 29, 41, 43, 45, 49, 56, 
60 dan 69.

12

27 al-Ru�m (30)
1, 2, 3, 7, 15, 17, 19, 21, 32, 33 dan 
41.

11

28 Luqma �n (31) 1, 4, 6, 13, 19, 20, 30 dan 34. 8
29 al-Sajdah (32) 24 dan 30. 2

30 al-Aḥza�b (33)
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 21, 23, 28, 30, 
36 dan 72.

14

31 Saba �’ (34)
10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 28, 43 
dan 50.

11



| 163 |

Menembus Dimensi Esoterik

32 Fa �t ̣ir (35)
1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 28, 32, 34 
dan 35.

12

33 Ya �si�n (36) 1, 2, 19, 55, 56, 60 dan 76. 7
34 al-Ṣa �ffa �t (37) 1, 2, 3 dan 4. 4
35 S ̣a �d (38)} 18, 24, 26, 33 dan 35. 5

36 al-Żumar (39)
2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 
29, 32, 60, 73 dan 75.

17

37 Ga �fir (40)
1, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 60, 61 
dan 64.

11

38 Fuṣṣilat (41)
8, 9, 10, 12, 30, 33, 34, 40, 44 dan 
53.

10

39 al-Syu�ra � (42)
7, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 
47, 51, 52 dan 53.

14

40 al-Dukha�n (44) 17 dan 35. 2
41 Muh ̣ammad (47) 7, 15 dan 30 3

42 al-Fatḥ (48)
1,  2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 
18 dan 29.

13

43 al-Ḥujura �t (49) 1, 6, 7, 9, 10, 11 dan 14. 7
44 al-Ż̇a �riya �t (51) 1, 2, 3, 4, 7, 15, 18, 49, 50 dan 56. 10

45 al-Ṭu �r (52)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 48 dan 
49.

12

46 al-Raḥma �n (55)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 19, 22, 
26, 27, 29 dan 30.

17

47 al-Wa�qi’ah (56) 1, 79 dan 85. 3
48 al-Jum’ah (62) 2, 3, 5 dan 6. 4

Jumlah 1388
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Jika diperhatikan tabel tersebut di atas, terdapat beberapa surat 
yang hanya mempunyai porsi sedikit yang ayat-ayatnya ditafsir 
secara isyārah oleh al-A̅lu �si�, misalnya, surat al-Naml (28) dipilih 
empat ayat dari sembilan puluh tiga ayat  yang ada yakni ayat 61, 
62, 87, dan 88; surat al-Sajdah (32) hanya empat ayat dari seratus 
delapan puluh dua ayatnya, yakni ayat 1, 2, 3 dan 4, surat al-Dukha�n 
(44) hanya dua ayat dari lima puluh sembilan ayatnya,

Mulai dari surat al-Muna�fiqu�n (63) sampai ke surat terakhir, al-
Na�s (114) tidak satupun ayat yang ditafsir al-A̅lu �si� secara isya �rah, 
tidak didapati keterangan dari al-A̅lu �si� tentang alasan ia hanya 
memilih dan memilah beberapa ayat tertentu saja yang ditafsir 
secara isya �rah dengan meninggalkan sebagian besar yang lain, 
sebagaimana pula ia tidak menjelaskan mengapa sebagian besar 
surat yang di dalam al-Qur’an ditinggalkan begitu saja, terutama 
surat-surat al-mufaṣṣal (pendek).

Berikut ini, persentase ayat-ayat yang ditafsir secara isyārah 
dalam setiap surat:

No. Nama Surat
Jumlah	

Ayat
Jumlah	Ayat	

Isyarah
Persentase

1. al-Fa�tiḥah (1) 7 6 85, 71
2. al-Baqarah (2) 286 96 35,31
3. A ̅li ‘Imra�n (3) 200 121 60, 5
4. al-Nisa�’ (4) 176 108 61,36
5. al-Ma�idah (5) 120 74 61,66
6. al-An’a�m (6) 165 113 68,48
7. al-A’ra�f (7) 206 103 50
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8. al-Anfa�l (8) 75 42 56
9. al-Taubah (9) 129 45 34,88
10. Yu �nus (10) 109 46 42,20
11. Hu�d (11) 123 45 36,58
12. Yu �suf (12) 111 47 42,34
13. al-Ra’d (13) 43 27 62,79
14. Ibra �hi�m (14) 52 30 57,69
15. al-Ḥijr (15) 99 30 30,30
16. al-Isra�’ (17) 111 41 36,93
17. al-Kahf (18) 110 47 42,72
18. Maryam (19) 98 17 17,34
19. Ṭa �ha (20) 135 48 35, 55
20. al-Anbiya�’ (21) 112 18 16,07
21. al-Ḥajj (22) 78 10 12,82
22. al-Mu’minu�n (23) 118 13 11,01
23. al-Nu�r (24) 64 19 29,68
24. al-Furqa�n (25) 77 24 31,16
25. al-Naml (27) 93 4 4,30
26. al-Abkabu�t (28) 69 12 17,39
27. al-Ru�m (29) 60 11 18,33
28. Luqma �n (30) 34 8 23,52
29. al-Sajdah (32) 30 2 6,66
30. al-Aḥza�b (33) 73 14 19,17
31. Saba �’ (34) 54 11 20,37
32. Fa �t ̣ir (35) 45 12 26,66
33. Ya �sin (36) 83 7 8,43
34. al-Ṣa �ffa �t (37) 182 4 2,19
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35. S ̣a �d (38) 88 5 5,68
36. al-Żumar (39) 75 17 22,66
37. Ga �fir (40) 85 11 12,94
38. Fuṣṣilat (41) 54 10 18,51
39. al-Syu�ra � (42) 53 14 26,41
40. al-Dukha�n (44) 59 2 3,38
41. Muh ̣ammad (47) 39 3 7,69
42. al-Fatḥ (48) 29 13 44,82
43. al-Hujura�t (49) 18 7 38,88
44. al-Ż̇a �riya �t (51) 60 10 16,66
45. al-Ṭu �r (52) 49 12 24,48
46. al-Raḥma �n (55) 78 17 21,79
47. al-Wa�qi’ah (56) 97 3 3,09
48. al-Jum’ah (62) 8 4 50
Jumlah : 4319 1388 32,13

B. Terma-Terma Ayat yang Ditafsir secara Esoterik

1. Fawātiḥ al-Suwar  

Yang dimaksud fawātih ̣ al-suwar di sini ialah huruf-huruf 
mu’jamah atau hijāiyah (alfabet) yang terletak di awal beberapa 

surat al-Qur’an seperti alif-lām-mīm ( الم ), h ̣ā’-mīm ( حم ), dan nu̅n 

 Huruf-huruf ini sering pula disebut dengan al-muqaṭtạ’āt .( ن )
(huruf terpotong-potong). Dari seratus empat belas surat dalam 
al-Qur’an, ada dua puluh sembilan surat yang dimulai dengan 
huruf-huruf hijāiyah tersebut. Surat-surat yang dimaksud ialah: 
1) al-Baqarah/2; 2) ‘A̅li ʻImra �n/2; 3) al-A’ra�f/7; 4) Yu�nu �s/10; 
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5) Hu �d/11; 6) Yu�suf/11; 7) al-Ra’d/13; 8) Ibra�hi�m/14; 9) al-
Ḥijr/15; 10) Maryam/19; 11) Ṭa �ha/20; 12) al-Syua’ra�’/26; 
13) al-Naml/27; 14) al-Qaṣaṣ/28; 15) al-Ankabu�t/29; 16) al-
Ru�m/30; 17) Luqma�n/31; 18) al-Sajdah/32; 19) Ya�sin/36; 20) 
S ̣a �d/38; 21) Ga�fi�r/40; 22) Fuṣṣilat/41; 23) al-Syu�ra �’/42; 24) 
al-Żukhruf/43; 25) al-Dukha�n/44; 26) al-Ja�siyat/45; 27) al-
Aḥqa �f/46 28) Qa�f/50; dan 29) al-Qalam/68.

Pembahasan tentang fawātih ̣ al-suwar bukanlah dimulai 
oleh al-A̅lu �si�. Pembahasannya tentangnya telah dikaji oleh 
mufasir yang telah datang sebelumnya, misalnya al-San’a�ni� (w. 
211 H), al-Ṭabari � (w. 310 H), al-Qurtubi� (w. 671 H), al-Bagawi� 
(w. 516 H), Ibn Kas ̇i�r (w. 774 H), al-Suyu�t ̣i� (911 H), Abu � al-Su’u�d 
(w. 951 H), dan Syauka �ni� (1250 H). Di antara mereka ada yang 
membahasnya secara panjang lebar seperti yang dilakukan 
oleh al-Fakhr al-Ra�zi�, dan ada yang hanya sekedar menyinggung 
alakadarnya, seperti yang dilakukan oleh al-Ṣan’a�ni�, ia hanya 
mengatakan bahwa alif-lām-mīm dan sejenisnya adalah nama-
nama al-Qur’an.

Tema fawātih ̣ al-suwar dalam bentuk huruf muqaṭtạ’āt 

terdiri atas empat belas macam yakni: 1) الم (alif-lām-mīm); 2) 

-alif-lām-mīm) المص (4 ;(alif-lām-mīm-rā) المر (3 ;(alif-lām-rā) الر

ṣād); 5) كهيعص (kāf-hā-yā-‘aīn-ṣād); 6) طه (tạ̄ha -tạ̄) طس (7 ;(̄

sīn); 8) طسم (tạ̄-sīn-mīm); 9) يس (yā-sīn); 10) حم (ha ̄-mīm), 11) 

ha) حعسق ̄-mīm-‘aīn-sīn-qāf); 12) ص (ṣād); 13) ق (qa ̄f); dan 14) 

nu) ن �n). Di antara huruf-huruf tersebut ada yang disinggung 



| 168 |

Menembus Dimensi Esoterik

berulang kali dalam beberapa surat dan ada pula yang hanya 

satu kali saja. Yang berulang yakni: الم (alif-lām-mīm) sebanyak 

enam kali; حم (h ̣ā-mīm) enam kali; المر (alif-lām-mīm-rā) lima 

kali; طسم  (tạ̄-sīn-mīm) dua kali; dan selebihnya hanya satu kali 
saja. Apabila dicermati huruf-huruf dalam fawātih ̣ al-suwar 
tersebut ternyata ada di antaranya yang hanya terdiri atas satu 

huruf seperti ،ص ، ن  ق ; dua huruf seperti:  طه, طس, يس, حم ; 

tiga huruf seperti: , ,الر   ;المر, المص :empat huruf seperti ;الم طسم 

dan lima huruf seperti: 310.كهيعص, حعسق

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Fawātih ̣ al-Suwar di dalam al-Qur’an

Fawātiḥ Bacaaanya Banyaknya
Nama dan nomor 

surat

الم
Alif – Lām – 

Mīm
6

Al-Baqarah (2), Al̅i 
‘Imrān (3), al-Ankabūt 

(29), al-Rūm (30), 
Luqmān (31), al-Sajdah 

(32).

حم Ḥā - Mīm 6

Gāfir (40), Fuṣṣilat (41), 
al-Zukhruf (43), al-

Dukhān (44), al-Jāṡiyah 
(45), al-Aḥqa ̄f (46).

310  Muhạmmad Hụsain al-Tạbātạbāi ̄, al-Mīzān f̄i Tafsīr al-Qur’an, Jilid XVIII, (Beirut: 
Muassasah al-A’lami ̄, li al-Matḅū’āt, 1403 H/1983 M), Cet. Ke-5, h.8.
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الر
Alif – Lām – 

Ra ̄
5

Yūnus (10), Hūd (11), 
Yūsuf (12), Ibrāhi ̄m (14), 

al-Ḥijr (15).

طسم Ṭā - Sīn – Mīm 2
Al-Syu’āra ̄’ (26), al-

Qaṣāṣ (28)

المص
Alif – Lām – 
Mīm – Ṣād

1 Al-A’rāf (7)

المر
Alif – Lām – 

Mīm – Rā
1 Al-Ra’d (13)

كهيعص
Kāf – Hā- Ya – 

‘Ain – Ṣād
1 Maryam (19)

طه Ṭā - Hā 1 Ṭāha ̄ (20)
طس Ṭā - Sīn 1 Al-Naml (36)
يس Yā - Sīn 1 Yāsīn (36)
ص Ṣād 1 Ṣād (38)

حعسق
Ḥā - Mīm – 

‘Ain – Sīn – Qāf
1 Al-Syūra ̄ (42)

ق Qāf 1 Qāf (50)
ن Nūn 1 Al-Qalam (68)

14 - 29 29

Keragaman jumlah huruf fawātih ̣ al-suwar tersebut, 
menurut al-Ra�zi� (w. 604 H) disebabkan oleh dasar pembentukan 
kalimat bahasa Arab, yaitu dimulai dari satu huruf sampai 
kepada lima huruf.311 Ibnu Kas ̇i�r (w. 774) menjelaskan 
bahwa huruf-huruf fawātih ̣ al-suwar terdiri atas empat 

311 Lihat Muhạmmad al-Rāzi ̄, Fakhr al-Dīn, Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī, Juz II, (Beirut: Dār 
al-Fikr; 1410 H/ 1990 M), h. 13 
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belas jenis huruf (tampa menghitung yang berulang) yakni: 

ع  ط,  ا,  ق,  م,  ي,  ك,  ح,  ص,  ن,  س,  ه,   Apabila .ر  dan ل, 
keempat belas huruf tersebut dikumpulkan maka terbaca 

سر ل  قاطع  حك�ي   Teks yang kokoh dan pasti mempunyai)  نص 
rahasia). Jumlah tersebut adalah separuh dari jumlah huruf 
hijāiyyah.312 al-Żamakhsya�ri� (467 H/ 1074 M), menambahkan 
bahwa keempat belas huruf tersebut mewakili seluruh jenis 
huruf. Jenis huruf yang dimaksud yaitu apabila dilihat dari segi 
sifat dan bunyinya yakni: maḥmūsah-mujahwarah (lembut-
bergetar); rakhwah-syadīdah (lunak-keras); mutạ̄bbaqah-
munfātih ̣ah (tertutup-terbuka); musta’liyyah-munkhafiḍah 
(tinggi-rendah); dan huruf-huruf qalqalah.313

Beberapa pakar tafsir mencoba menelusuri makna huruf-
huruf tersebut serta kedudukannya dalam rangkaian ayat-
ayat al-Qur’an. Misalnya, al-Suyu�t ̣i� (w. 911 H) telah berusaha 
menghimpun sebanyak tiga puluh satu riwayat yang terdiri atas 
sabda-sabda Rasulullah Saw. dan ucapan-ucapan para sahabat 
yang berkenaan dengan hal di atas. Di antaranya:

ن مالك ان والسجزى عن عوف �ج �ي  شعب الإ
ن

ي �
�ة ن نصر والب�ي  وأخرج محمد �ج

 من القرآن كتب الله
ً
 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا

312 ‘Imād al-Dīn, Abi al-Fidā’ Isma’īl, Ibnu Kasīr, Tafsīr al-Qur’ ān al-‘Aẓīm, Juz I, (Ttp., 
‘Īsā al-Bāb al-Ḥalabī, t.th), h. 37. 

313 Lihat Abī al-Qāsim, Jārllāh Maḥmūd ibn ‘Umar al-Zamakhsyarī, al-Kassyāf ‘an 
Ḥaqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh al-Ta’wīl, Juz I, (Ttp. Dār. al-Fikr; 
1397 H/ 1977 M). Cet. Ke-1, h. 102. Lihat pula al-Baiḍāwī, Tafsīr al-Baiḍāwī, Juz I, 
(Beirut: Dār. al-Fikr, 1416 H/ 1996 M), h. 87. 
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لف
أ
ن وم�ي ول أقول: ألم ولكن ال ء وس�ي  ل به حسنة. ل أقول: بسم الله ولكن �ج

314. واللام والم�ي

Artinya: Muhạmmad ibn Nasṛ dan al-Baihaqī meriwayatkan pada 
kitab sya’b al-i ̄ma ̄n dan al-Sajazi ̄ dari ‘Auf dan Mālik, ia berkata, 
Rasulullah Saw. bersabda: “barangsiapa membaca satu huruf al-
Qur’an maka ia diberi pahala satu kebaikan. Aku tidak mengatakan 
 satu huruf, akan tetapi ba’, sīn, dan mīm.  Demikian pula ”بسم الله“
.adalah alif, lām, dan mīm ”الم“

ن أ�ج حا�ة والنحاس من ن المنذر وا�ج ن جر�ي وا�ج ن حيد وا�ج  وأخرج وكيع وعبد �ج
ي قول ( الم ) قال : أ�ن الله أعلم .315

ن
ن عباس � طرق عن ا�ج

Artinya: Waki’, ʻAbd bin Ḥumaid, Ibn Jari�r Ibn al-Munżi�r, 
Ibn Abi � Ḥa �tim, dan al-Nuhha�s meriwayatkan melalui beberapa 

jalur, Ibnu ʻAbba �s mengatakan tentang makna “الم” yakni Aku, 
Allah, Mengetahui”.

كتاب  
ن

� �ة  والب�ي مردويه  ن  وا�ج حا�ة  ي  أ�ج ن  وا�ج المنذر  ن  وا�ج جر�ي  ن  ا�ج  وأخرج 

ي قول ( الم ) و ( المص ) و ( الر ) و
ن

ن عباس أيضا � سماء والصفات عن ا�ج
أ
  ال

( المر ) و ( كهيعص ) و ( طه ) و ( طسم ) و ( طس ) و ( يس ) و ( ص )
 ( وحم ) و ( ق ) و ( ن ) قال : هو قسم أقسمه الله وهو من أسماء الله.316

314 Jalāl al-Di ̄n, al-Suyūtị ̄, Tafsīr al-Durār al-Manṡu ̄r f̄i Tafsīr al-Maṡu ̄r, Juz I, (Beirut: 
Dār. al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), Cet. Ke-1, h. 56.

315 Ibid. 
316 Ibid, h. 56-57. 
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Artinya: Ibnu Jari�r, Ibnu Munz ̇i�r, Ibnu Abi � H ̣a �tim, Ibnu 
Mardawaih, dan al-Baihaqi� meriwayatkan dalam kitab al-Asmā’ 
wa al-Sịfāt dari Ibn ʻAbba �s, mengatakan: “alif-lām-mīm”, “alif-
la �m-mi�m-ṣa �d”, “alif-la�m-ra�”, “alif-la�m-mi�m-ra�”, “ka �f-ha�-ya�-‘ai�n-
ṣa �d”, “t ̣a �-ha�”, “t ̣a �-si�n”, “ya �-si�n”, “s ̣a �d”, “h ̣a �-mi�m”, “qa �f”, dan “nu �n” 
adalah sumpah yang digunakan Allah bersumpah, dan itu 
termasuk nama-nama Allah.

Al-Ra�zi� mengemukakan pembahasan yang cukup panjang 
tentang fawātih ̣ al-suwar. Dengan merujuk pendapat berbagai 
kalangan ulama, al-Ra�zi� membagi kepada dua kelompok, yaitu: 
1) kelompok yang berpendapat bahwa fawātih ̣ al-suwar itu 
adalah ilmu tersembunyi yang mengandung rahasia tersendiri 
yang hanya diketahui maksudnya oleh Allah sendiri, dan 2) 
Kelompok yang menganut pendapat sebaliknya, yaitu kelompok 
yang mengatakan bahwa fawātih al-suwar itu dapat diketahui 
oleh selain Allah. Argumen kelompok pertama didasarkan, 
antara lain, pada ucapan Abu � Bakar al-Ṣiddi�q ra., ‘Ali� ibn Abi � 
Ṭa �lib ra., dan Ibn ‘Abba�s ra., ucapan yang dimaksud:

 القرآن أوائل السور.
ن

 كل كتاب سر وسره �
ن

لله �

Artinya: Allah mempunyai rahasia pada setiap kitab yang diturunkan-
Nya, rahasia-Nya dalam Al-Qur’an terdapat pada awal-awal surat.
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�ج إن لك كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف ال�ة

Artinya: Setiap kitab suci mempunya intisari, intisari kitab ini ialah 
huruf hijāi ̄.

كها زت العلاء عن إدرا   عج

Artinya: Ulama tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui 
makna-nya.

Selanjutnya al-Ra�zi� mengemukakan pula penolakan 
kalangan mutakallimīn terhadap pendirian kelompok pertama 
ini, dengan alasan bahwa tidak mungkin ada sesuatu di dalam 
al-Qur’an yang tidak dapat dipahami oleh manusia, karena hal 
itu bertentangan dengan al-Qur’an sendiri, sebab al-Qur’an 
diturunkan untuk dimengerti dan dipahami.317 Fungsi al-
Qur’an sebagai petunjuk hanya bagi manusia (hudān linnās) 
bisa terealisir apabila dipahami.

Pendapat yang mengatakan bahwa fawātih ̣ al-suwar dapat 
diketahui maksudnya mempunyai sejumlah alasan. Al-Ra�zi� 
mengemukakan sebanyak dua puluh satu pendapat, sementara 
al-Ṭabarsyi� (w 548 H) yang juga dikutip oleh al-Tạba �t ̣aba �i� 

317 Lihat op.cit. h. 4. Ada sekitar empat belas ayat yang dikemukakan al-Rāzi ̄ sebagai 
alasan mutakallimīn untuk menolak pendapat kelompok pertama yakni: QS 
Muhạmmad: 47/24; al-Nisā’: 4/8; al-Syu’arā’: 26/192;   al-Nisā’: 4/83; al-An’ām: 
6/38; al-Baqarah: 2/2; al-Qamār: 54/5; al-Mā’idāh: 5/15; al-Ankabūt: 29/51; 
Ibrāhīm: 14/52; al-Nisā’: 4/174; Tạ̄hā: 20/123; al-Isrā’: 17/9; al-Baqarah: 2/285. 
(lihat Ibid.)
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menyebutkan sebelas pendapat, sedangkan Ibnu Kas ̇i�r hanya 
menyebutkan enam pendapat. Di antara pendapat-pendapat 
yang dimaksud yaitu: 1) Huruf-huruf tersebut adalah sebagai 
nama surat yang bersangkutan. Pendapat ini dianut oleh 
sebagian  besar kalangan mutakallimīn dan didukung oleh al-
Khali �li � (817 H - 791 H/ 718 M – 786 M)318 dan Si�bawa �ih (w. 
796 H);319  2) Sebagai nama-nama Allah. Diriwayatkan bahwa 
‘Ali� r.a. pernah berdo’a dengan mengatakan “yā-kāf-ḥā-yā-’aīn-
ṣād” “yā-ḥā-mīm-‘aīn-sīn-kāf”; 3) sebagai bagian dari nama-

nama Allah, misalnya الر, حم, ن apabila ketiganya dikumpulkan 

maka tersusun menjadi. 4)الرحن”  ”  mengisyaratkan salah 

satu dari nama atau sifat Allah,  misalnya “المر” maknanya  

318 Nama lengkapnya, al-Khalīli ̄ ibn ‘Amr bin Tamīm al-Farāhi ̄di ̄ al-Uzdi ̄ al-Yahmadī, 
Abū ‘Abd al-Rahṃa ̄n. Lahir di Oman. Pendapat lain mengatakan, ia lahir dan 
meninggal di Basṛah. Ia salah seorang pakar bahasa dan menguasai musik 
serta hidup dalam keadaan miskin dan sebagai seorang zāhīd. berpakaian 
compang camping. Rambut tak terurus. Ia dianggap sebagai imamnya pakar 
nahẉu di Basṛah dalam bidang al-Qiyās  dan al-Ta’līl al-Nahẉī. Di samping itu 
ia pun dianggap sebagai pencipta ilmu ‘Arūd ̣yang digali dari musik. Bahasa, Al-
Qur’an dan Hadis dipelajari dari Ibn ‘Amr ibn al-‘Ala ̄’. Dialah yang pertama-tama 
menyusun buku kamus yang diberi nama al-‘Aīn. karyanya  yang lain adalah: 
Ma’āni al-Hụru ̄f, Jumlah A̅lāt al-I’rāb, al-‘Awāmīl, al-‘Aru ̄d,̣ al-Naqt ̣wa Syakl, dan 
al-Nagam. Di antara muridnya yang terkenal ialah: Sibawāih, Asmui ̄, al-Nadṛ Ibn 
Syumayyil, ia meninggal ketika menabrak pagar atau tembok ketika ia masuk 
di sebuah mesjid, saat itu ia sedang asyik memikirkan suatu rencana untuk 
meciptakan metode yang dapat mempermudah cara berhitung. Lihat Syaf̄iq 
Gibrāl, et.al., op.cit., h. 768. Lihat pula Al-Ziriklī, op.cit., Juz II, h.304. Bandingkan 
dengan Abi ̄ ‘Abdilla ̄h Yāqūt ibn ‘Abdilla ̄h al-Rumi ̄ al-Hamawī, Mu’jam al-Udaba’, 
Jilid III, (Beirut: Da ̄r. al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), Cet. Ke-1, h. 300-301.

319 Sibawāih, nama lengkapnya, Abū Bisyr ‘Amr ibn ‘Uṡma ̄n ibn Qunbur. Lahir di 
kota Baidā’, suatu kota yang terletak di wilayah Syīriyāz. Ia belajar ilmu Nahẉū 
pada al-Khali ̄l, Yūnus Ibn Hạbīb, dan ‘I̅sa ̄ ibn ‘Umar. Ia termasuk salah seorang 
imamnya para pakar Nahẉū di Basṛah. Ia pernah berdiskusi dengan imamnya 
pakar Nahẉū Kufah, al-Kisā’i ̄. Lihat ibid., h. 1054. Lihat pula Ahṃas al-Syantāwī, 
op.cit., Juz XII, h. 406. 
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وأرى“ أعلم   ”المص “ ,(Aku Allah Mengetahui dan Melihat) ”أ�ن الله 

merupakan singkatam yang maknanya “ وأفصل أعلم  الله  ”أ�ن      

(Aku Allah Mengetahui dan Menjelaskan), “كهعص” huruf 

(kāf) terambil dari  
ن

الك�  (Mahacukup), (Ha�’) dari الهادي  

(Mahamembimbing), ي (Yā’) dari الحك�ي (Mahabijaksana), ع 

(‘ai ̄n) dari العل�ي (Mahamengetahui), dan  ص  (ṣād) dari  الصادق 

(Mahabenar); 5) sebagai nama-nama al-Qur’an; 6) sebagai 
sumpah yang digunakan Allah bersumpah; 7) menunjuk kepada 

nama Allah dan kepada nama selain Allah, seperti الم, menurut 
al-Ḍah ̣ḥa �k, alif menunjuk kepada nama Allah, lām menunjuk 
kepada nama Jibril, dan mīm kepada nama Nabi Muhammad; 
8) menunjuk kepada masa eksisnya umat Nabi Muhammad, 
berdasarkan jumlah dari nilai setiap huruf-hurufnya. Muqa�til 
meriwayatkan bahwa Ibn Sulaima �n mengatakan: “kami telah 
menghitung huruf-huruf yang terletak di awal surat dengan 
membuang yang berulang, hasilnya sama dengan tujuh ratus 
empat puluh empat tahun”. 

‘Ali� ibn Faḍl al-Musya�ji’i� al-Nahẉi � mengatakan: “aku telah 
menghitung pula huruf-huruf ini seperti yang dilakukan oleh 
Ibn Sulaima �n. Hasilnya sama dengan tiga ribu enam puluh 
lima tahun”, kemudian aku membuang huruf yang berulang, 
hasilnya sama dengan enam ratus sembilan puluh tiga tahun” 
lalu aku menghitungnya pula, kata al-Tạbarsyi�, hasilnya sama 
seperti hasil perhitungan ‘Ali� tersebut; 9) untuk membungkam 
mulut orang-orang musyrik yang senantiasa saling berpesan 
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agar mereka tidak suka mendengarkan al-Qur’an dibaca. 
Huruf-huruf muqaṭtạ’āt ini menjadikan mereka mengalihkan 
perhatiannya untuk mendenganrkan al-Qur’an karena mereka 
merasakan ada suatu hal baru yang tidak biasa terdengar 
olehnya dalam percakapan mereka; 10) untuk menunjukkan 
bahwa huruf-huruf tersebut tidak lain dari huruf-huruf yang 
mereka pergunakan pula dalam percakapannya, namun mereka 
tidak mampu menandingi al-Qur’an.320

Dari uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa kalangan 
ulama terbagi kepada dua kelompok di dalam menyikapi 
fawātih ̣ al-suwar, yakni kelompok yang memasukkannya 
kepada hal gaibiyyāt atau ayat mutasyābihāt yang maknanya 
hanya diketahui oleh Allah sendiri, sementara kelompok 
yang lain membuka peluang bagi yang berkemampuan untuk 
melakukan ijtihad serta menggali rahasia-rahasia yang 
terkandung di dalam fawātih ̣ al-suwar. Kelompok kedua ini 
beranggapan bahwa rahasia-rahasia yang terkandung di dalam 
fawātih ̣ al-suwar dapat diketahui secara bertahap dan tidak 
mungkin terungkap secara serentak, karena al-Qur’an tiada 
bedanya dengan alam semesta ini yang rahasia-rahasianya 
dapat ditemukan melalui studi dan penelitian secara bertahap 
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.321

320 Lihat ibid., h. 6-7. Lihat pula Tḅātḅāi ̄,, op.cit., h. 6-7; Ibn Kaṡi ̄r, op.cit., h.36; Abū ‘Ali ̄ 
Ibn al-Hạsan al-Tạbarsyī, Majamā’ al-Bayān f̄i Tafsīr al-Qur’ān, Juz I, (Beirut: Da ̄r 
al-Fikr, 1414 H/ 1994 M), h. 46-48. 

321 Lihat ‘Abd Masqūd Ja’far, al-Fawāti ̄h ̣ al-Hijāiyyah wa I’jāz al-Qur’ā ʻan f̄i Dau 
al-Dirasāt al-Lughawiyyah al-Hạdīsȧh, (Kairo: Da ̄r. al-Tibā’ah wa al-Nasyr al-
Isla ̄miyyah, 1412 H/ 1992 M), Cet. Ke-1, h. 20. 
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Para pendukung kelompok kedua ini, selain berpegang 
pada alasan-alasan yang telah dikemukakan, juga mereka 
berdasar pada penakwilan terhadap ucapan seorang penyair 
yang berbunyi:

ي قالت قاف.322
     قلنا لها ق�ن

(Kami katakan kepadanya: “Berhentilah”, ia menjawab 
“qa �f”)

Dalam penggalang syair tersebut, huruf “ق” yang terbaca 
“qa ̄f” merupakan akronim dari kata “waqaftu” yang berarti “aku 
telah berhenti” jadi, dalam hal menyingkat suatu kata kepada 
satu huruf merupakan hal yang lumrah dan dikenal di kalangan 
orang Arab. Selain contoh tersebut, al-Suyu�t ̣i� menampilkan 
beberapa contoh lain, di antaranya:

323. يد ال�ش إل أن �ة ا فا ، ول أر ات و إن سرش �ي خ�ي لحن وقال �ج

Huruf  “ف”  yang terbaca “fā’” adalah akronim dari kata  

“ yang terbaca “ta  ”ت“  sedangkan huruf  ”ف�ش ̄’” sebagai akronim 

dari kata “تشاء”.

Yang paling banyak menaruh perhatian terhadap 
penakwilan simbolik tentang fawātih ̣ al-suwar adalah 

322 ʻAbd Maksūd Ja’far, op.cit., h. 39 
323 Al-Suyu ̄tị ̄, al-Itqān f̄i ‘Ulu ̄m al-Qur’ān, Juz II, (Beirut: Dār. al-Fikr; 1399 H/1979 M), 

h. 9. 
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kelompok ulama sufi, bahkan mereka menjadikannya sebagai 
medan garapannya dan merupakan kebanggaan bagi mereka, 
karena merasa mempunyai kemampuan memahami arti yang 
tersirat di balik arti zahir ayat-ayat al-Qur’an yang -menurut 
ʻAbd Maksud Ja’far- terkadang tidak ada kaitannya dengan arti 
zahir ayat atau tidak bersentuhan sedikitpun dengan kaidah-
kaidah tafsir.324   

Pada dasarnya, terjadinya perbedaan pendapat di kalangan 
para pakar tafsir di dalam menyikapi ayat mutasyābihāt  
terpulang kepada bagaimana memahami firman Allah QS. ‘Ali 
‘Imra>n/3:7 yang berbunyi:

نَا... بِّ  مِنْ عِنْدِ رَ
ٌّ ُ

ا بِهِ كل مَنَّ
َ
 آ

َ
ون

ُ
ول

ُ
ِ يَق

ْ
عِلم

ْ
ِ ال

ن
� 

َ
ون

اسِنُ ُ وَالرَّ  اللهَّ
َّ

ُ إِل وِيلهَ
أْ ُ �ةَ ... وَمَا يَعْلمَ

Terjemahnya: Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya 
melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: 
“Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyābihāt, semuanya itu dari 
sisi Tuhan kami...)

Terhadap ayat ini, telah menjadi objek kajian di kalangan 
pakar tafsir di dalam memahami arti dan maksudnya yang erat 
hubungannya dengan cara membaca ayat tersebut. Bagi yang 
membaca ayat tersebut dan berhenti (waqaf) pada lafaz jalālah 

 ,maka dapat difahami bahwa semua ayat mutasyābihāt ,(الله)
termasuk fawātih ̣ al-suwar, hanya Allah saja yang mengetahui 

324 Ibid., h. 28. 
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maknanya. Sedang bagi yang membaca ayat tersebut dan 

berhenti pada kata  ِ
ْ

عِلم
ْ
ال ي  ِ

ن
�  

َ
ون

اسِنُ  dan orang-orang yang)  وَالرَّ
mendalam ilmunya) maka takwil ayat-ayat mutasyābihāt dapat 
diketahui oleh para ulama yang mendalam ilmunya, termasuk 
mengetahui makna atau takwil al-hurūf al-muqaṭtạ’āh (fawātih ̣ 
al-suwar). Namun, bagi mereka yang ingin menempuh jalan 
yang lebih baik selamat, memilih sikap penyerahan sepenuhnya 

kepada Allah dengan ungkapan “راده  Allah yang lebih) ”والله أعلم �ج
mengetahui maksudnya), seperti yang terlihat dalam kitab 
Tafsīr al-Jalālain.

Tidak jauh beda dengan mufasir-mufasir lain, al-A̅lu �si� juga 
turut mengomentari huruf-huruf muqaṭtạ’āt itu yang menjadi 
fawātih ̣ al-suwar. Untuk menafsir huruf-huruf tersebut, ia 
mengutip uraian ibn ʻArabi � secara panjang lebar, terutama 
yang berkenaan dengan rahasia-rahasia yang terkandung di 
dalam huruf. Selanjutnya, ia menambahkan bahwa bilamana 
ada di antara manusia yang tidak mampu menangkap maksud 
huruf-huruf tersebut, itu tidaklah menjadi masalah, karena 
tidak sedikit perbuatan manusia yang diwajibkan Allah kepada 
hamba-Nya yang tidak mesti diketahui terlebih dahulu maksud 
dan hikmahnya, misalnya molontar jumrah, sai antara S ̣afa � 
dan Marwah pada waktu melaksanakan ibadah haji. Bahkan, 
menurutnya, melakukan jenis ibadah dengan tanpa mengetahui 
maksud dan rahasianya malah terkadang mengantar seseorang 
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kepada tercapainya ketaatan dan penyerahan diri yang lebih 
sempurna. Alasannya, karena bisa saja terjadi bagi seseorang 
ketika ia mengerti makna atau maksud sesuatu yang ia baca 
justru dapat mengganggu konsentrasi hatinya. Berbeda 
ketika ia membaca sesuatu yang ia tidak ketahui makna dan 
maksudnya, namun disertai dengan keyakinan kuat bahwa 
apa yang dibacanya itu adalah firman-firman Allah yang 
Mahabijaksana.325 Pada suasana seperti itu yang menjadi pusat 
perhatiannya hanya tertuju kepada Pemilik firman, yakni Allah 
Swt. sehingga rasa kekhusyuannya terasa sangat kuat dan lebih 
mendalam.

Masalah fawātih ̣ al-suwar menuntut keyakinan bahwa 
semuanya berasal dari sisi Tuhan. Al-A̅lu �si� menyatakan 
bahwa memahami maksud fawātih ̣ al-suwar merupakan 
“ilmu yang tersembunyi dan rahasia yang tertutup, tidak ada 
yang mengetahui setelah Rasulullah kecuali para wali sebagai 
pewaris Rasul. Mereka itu memahaminya lansung dari hadirat 
Ilahi, bahkan terkadang huruf itu sendiri yang mengungkap 
rahasia yang terdapat padanya.326

Ketika manfsirkan “الم” yang mengawali surat al-
Baqarah/2:1, al-A̅lu �si� tidak memasukkannya ke dalam bab 
penafsiran isyārah seperti yang dilakukan pada penafsiran-
penafsiran berikutnya. Namun demikian, isi uraiannya tetap 
mengandung penafsiran isyārah, seperti berikut:

325 Lihat al-A̅lūsī, op.cit., Juz I, h. 101.
326 Ibid. 
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 فيه أ�ة مناسبة لقصة البقرة
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ْ
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ً
 البقرة : 27 [ أيضا

ا وهو ن بداي�ة ا ع�ي اي�ة ة �ن ناك يكون العبد كلدا�أ
ن

يقة والم�ي إلى الحقيقة �  إلى الطر

لف من أقصى الحلق واللام من طرف
أ
 ال

ً
لكلية وأيضا  الله تعالى �ج

ن
 مقام الفناء �

ا إلى أن أول ذكر ارج والم�ي من الشفة وهو آخرها فيش�ي �ج  اللسان وهو وسط المحن

 ذلك إشارة إلى سر
ن

� 
ً
 العبد ووسطه وآخره ل ينب�ن إل لله عز وجل ، وأيضا

يل والم�ي إلى محمد صلى الله لف مش�ي إلى الله تعالى واللام إلى ج�ج
أ
 التثليث فال

عليه وسلم...327

Artinya: Allah Swt. memberi isyārah dengan dimulainya surat al-
Fātihạh dengan namna-Nya yang Zạ̄hir dan surat al-Baqarah dimulai 
dengan nama-nama –Nya yang Bātịn. Ini menunjukkan pula bahwa 
yang zahir itu harus didahulukan, karena itu menjadi tugas umum 
diutusnya Rasul. Kami menetapkan hukum berdasarkan yang zahir, 
yang tidak nampak adalah urusan Allah; juga pada yang pertama 

327 Ibid., h. 103. 
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memberi isyarat kepada maqām al-jam’328 sedang pada yang kedua 
menunjuk kepada al-farq sesudah al-jam’; juga dengan dimulainya 
surat ini dengan kalimat mubham (samar) lalu disusul dengan kalimat 
wādị̄h (jelas) menunjukkan adanya keserasian sempurna terhadap 
kisah sapi betina yang menjadi nama bagi surat ini, dan [ingatlah] 
ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling 
tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak mengungkapkan 
apa yang selama ini kamu sembunyikan. Demikian pula huruf-
huruf ini mengisyaratkan kepada tiga simbol: alif melambangkan 
syari’at, lām melambangkan tạrīqat, dan mīm melambangkan 
hạqīqat, alif keluar dari pangkal kerongkongan, lām dari ujung lidah, 
yaitu makhraj. Ini memberi isyarat bahwa awal, tengah dan akhir zikir 
seorang hamba seharusnya hanya ditujukan kepada Allah. Dapat 
pula memberi isyarat kepada rahasia taṡlīṡ (kebertigaan) yang tak 
terpisahkan yakni alif menunjuk kepada Allah, lām kepada jibril, dan 
mīm kepada Muhammad saw.

328 Al-jam’ dan al-farq adalah dua istilah yang sangat populer di kalangan sufi, 
sehingga al-Qusyairī menegaskan bahwa seorang hamba haruslah selalu berada 
dalam kondisi jam’ dan farq. Sebab siapa yang tidak berposisi jam’, ia tidak pernah 
ma’rifah kepada Allah, dan siapa yang tidak berposisi farq ia tidak memiliki sifat 
‘ubūdiyyah (penghambaan). Firman Allah “نعبد  mengisyaratkan kepada ”إياك 
posisi al-farq dan “نستعين  mengisyaratkan kepada posisi al-jam’. Segala ”إياك 
upaya seorang hamba seperti melaksanakan ‘ubūdiyyah dan hal-hal yang 
wajar dengan tingkah laku yang manusiawi disebut al-farq. Sedangkan jika 
sesuatu datang dari sisi Allah berupa munculnya makna-makna dan datangnya 
kelembutan serta ihṣān disebut al-jam’. Penetapan makhluk sendiri merupakan 
pintu tafrīqah, sedang penetapan Allah merupakan predikat al-jam’. Lihat: Abū 
al-Qāsim ‘Abd al-Karīm al-Qusyairī, al-Risālah al-Qusyairiyyah, Juz. I (Kairo: 
Matba‘ah Hịsa ̄n, t.th.), h. 222-223. Menurut al-Kalabāzi ̄ yang dikutip al-Syarqāwī: 
al-Jam‘ ialah menghimpun segala perhatian menjadi satu perhatian yang hanya 
ditujukan kepada Allah, perhatiannya hanya bagi Allah, dengan Allah, dan dari 
Allah. Hal ini terjadi pada situasi mujāhadah dan riyādạh. Al-Farq ialah keadaan 
di mana seorang hamba telah memisahkan perhatiannya kepada Allah dari 
perhatian kepada kepentingan dirinya. Hal ini terjadi setelah al-jam‘. Lihat: Hạsan 
al-Syarqāwī, Mu‘jam Alfāz ̣al-Sụ ̄fiyah, (Kairo: Muassasah Mukhtar, 1987 M.), Cet. 
ke-1, h. 109. 



| 183 |

Menembus Dimensi Esoterik

Sehubungan dengan hal di atas, al-A̅lu �si� mengutip ucapan 
Ja’far al-Ṣa �diq (w.140 H) tentang rahasia yang terdapat pada 
alif. Disebutkan bahwa alif mempunyai enam sifat dari sifat-
sifat Allah, yakni: (a) al-Ibtidā’ (permulaan), Allah adalah Yang 
Awal; (b) al-Istiwā’ (tegak/seimbang), Dia-lah Allah Yang Maha 
adil; (c) al-lnfirād (kesendirian), Dia-lah Allah Yang Mahaesa; 
(d) Alif tidak dapat disambung dengan huruf lain, sebagaimana 
Allah terpisah dari makhluk-Nya; (e) Huruf-huruf lain 
membutuhkannya tanpa sebaliknya. Allah tidak butuh kepada 
hambanya, tetapi sebaliknya, hamba membutuhkan-Nya; dan 
(f) Mengandung arti al-ulfah (kekeluargaan). Dengan rahmat 
Allah swt. hamba merasa dihimpun dalam suatu kekeluargaan 
dan kasih sayang.329 Dan pada akhirnya, al-A̅lu �si� berkesimpulan 
bahwa pada fawātih ̣ al-suwar terkandung banyak rahasia dan 
keajaiban yang tidak akan pernah ada habis-habisnya.330

2. Huruf-Huruf Misterius 

Jumlah surat al-Qur’an yang dimulai dengan huruf-huruf 
mu’jam sama dengan jumlah huruf mu’jam itu sendiri (jika 
alif dan hamzah dihitung dua), yakni dua puluh sembilan. Dari 
kedua puluh sembilan surat itu, al-A̅lu �si� hanya memunculkan 
sepuluh saja fawa �tiḥ al-suwar dalam bab penafsiran isya�rah-

nya, yakni: “ ” tiga kali, masing-masing pada surat A̅li ̒ Imra �n/3, 

al-Ru�m/30, dan Luqma �n/31; ألمص pada surat aI-A’ra�f/7; ر الـ   

329 Ibid. 
330 Ibid., h. 104.
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surat Yu �nus/10; “ ” pada surat al-Raʻd/13; “  ” pada surat 

Ṭa �ha �/20; “  ” pada surat Ya �si�n/36; “  ” pada surat Ga �fir/40; 

dan“  ” pada surat al-Syu�ra �/42.

Adapun penafsiran dari setiap fawātih ̣ al-suwar tersebut 
menurut al-A̅lu �si� adalah sebagai berikut:

1. Alif-Lām-Mīm (الـم) 

a. Surat Al̅i ‘Imrān/3:l

Huruf أ (Alif) menunjuk kepada zat wujud pertama, 
itulah martabat iṭlāq ketak-terhinggaan/ketak-terbatasan); 

 menunjuk kepada akal yang bernama Jibril, sebagai (Lām) ل
pertengahan dalam wujud, menerima limpahan dari Yang 

Mahaawal kepada yang akhir; م (Mī�m) menunjuk kepada 
Nabi Muhammad Saw. sebagai akhir wujud.331 Di sini, al-
A̅lūsī� melihat keterkaitan antara tiga unsur yang terlibat  
dalam penyampaian wahyu, yakni Allah sebagai sumber 
wahyu, Jibril sebagai perantara dan Nabi Muhammad 
sebagai penerima wahyu dan ini pula yang dimaksud 
olehnya dengan al-taṡlī�ṡ (kebertigaan).

b. Surat al-Rūm/30:l

Huruf أ  (Alif) menunjuk kepada ألفة   (kelembutan) 

tabiat orang mukmin; ل (Lām) menunjuk kepada لؤم 

(kekasaran) tabiat orang kafir; dan م  (Mīm) menunjuk 

331 Ibid, Juz III, h. 14.
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kepada مغفرة (ampunan) Allah swt.332 Di sini, al-A̅lu �si� 
melihat arti atau simbol ketiga huruf tersebut sebagai tiga 
karakter atau sifat yang dimiliki oleh: 1) orang mukmin 
dengan sifat kelembutannya, 2) orang kafir dengan 
karakter kekasarannya dan 3) Allah dengan sifat magfirah-
Nya (ampunan-Nya).

c. Surat Luqmān/31:l

Huruf أ (Alif) menunjuk kepada آلؤه  (nikmat-nikmat 

Allah); ل (Lām) menunjuk kepada لطفه (kelembutan 

Allah) dan  (Mīm) menunjuk kepada ده  kemuliaan) محج
Allah).333 Ketiga huruf tersebut menunjuk kepada tiga sifat 
Allah, yakni Yang Memberi Nikmat, Yang Berlaku Lembut 
danYang Mulia.

2. Alif-Lām-Mīm-Ṣād ( المص ), surat al-A ‘rāf/7 : l

Huruf أ (Alif) menunjuk kepada żat aḥadiyah; ل (Lām) 

menunjuk kepada zat dengan sifat ilmu;  م (Mīm) menunjuk 

kepada Muhammad; sedang ص (Ṣād) menunjuk kepada 
ṣūrah (bentuk/rupa) Muhammad saw.334 Ketiga huruf 
ini memberi isyārah  kepada Allah dan Nabi Muhammad. 
Huruf pertama menunjuk kepada ke-Esaan Allah, huruf 
kedua menunjuk kepada zat Allah, sedang dua huruf yang 
lain menunjuk kepada Nabi Muhammad dan citranya.

332 Ibid., Juz XXI, h.63
333 Ibid., h. 153.
334 Ibid., h. 97.
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3. Alif-Lām-Rā (الر), surat Yūnus/10:l

Huruf أ (Alīf) menunjuk kepada zat wujud pertama; 

 menunjuk kepada akal pertama yaitu Jibril yang (Lām) ل
mendapat limpahan dari wujud pertama dan melimpahkan 

kepada wujud akhir; ر (Rā) menunjuk kepada al-raḥmah 
yang juga sebagai al-żat al-muḥammadiyyah yang pada 
hakikatnya dia pula yang awal, tengah, dan akhir.335 Makna 
ketiga huruf ini, pada intinya sama dengan makna yang 

terkandung dalam huruf-huruf الم, yakni keterlibatan tiga 
unsur di dalam penyampaian wahyu, yaitu Allah sebagai 
wujud awal, Jibril sebagai perantara yang disebutnya 
sebagai akal, dan Nabi Muhammad yang disebutnya 
sebagai rah ̣mah.

4. Alif-Lām- Mīm-rā (المر), surat al-Ra’d/13:l

Huruf-huruf ini tidak ditafsirkan oleh al-A̅lu �si� huruf 

demi huruf seperti pada yang lain. Menurutnya, المر 
mengandung beberapa isyārah. yakni żat aḥadiyyah, 
sebagai nama-Nya al-‘Alīm (Mahamengetahui) dan al-
A’żam (Mahaagung), dan sebagai penampakan-Nya 
(maẓhar) yang menjadi suatu rahmat.336 Al-Naisabu�ri 
dalam penakwilannya merinci arti huruf-huruf tersebut 
dengan mengatakan: Alif, menunjuk kepada firman-Nya: 

 ل :Lām, menunjuk kepada firman-Nya ; الله لإل ال الي القيوم

335 Ibid., JuzXI, h. 90.
336 Ibid., Juz XIII, h. 135.
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رض
أ
 :Mīm, menunjuk kepada firman-Nya ; مقاليد السموات وال

ن الد�ي يوم  Ra ;مالك  ̄, menunjuk kepada firman-Nya: رب  .337    
ن العالم�ي

5. Tā-hā ( طه) surat Tā-hā/20:l

Al-A̅lu �si� mengemukakan tiga macam penafsiran 

terhadap dua huruf ini. Pertama,  ”  “ berarti “ ya � Tāhir“ 
(wahai yang suci), “ yā Hādī “ (wahai yang memberi 
petunjuk), atau wahai yang bertawaf di Kakbah ah ̣adiyyah 
di tanah haram huwiyyah (ke-Dia-an), penuntun jiwa yang 

bersih menuju ke maqāmāt yang tinggi. Kedua, huruf ط 

mempunyai bobot sembilan. Apabila angka satu sampai 
dengan sembilan dijumlah, hasilnya empat puluh  lima. 
Jumlah itu sama dengan niiai huruf yang ada pada kata  

“  “ (alif=l, dāl=4, dan mīm=40). Huruf “  “  bobotnya 
lima. Apabila angka satu sampai dengan lima dijumlah, 
maka hasilnya sama dengan lima belas. Jumlah tersebut 
persis sama dengan jumlah nilai huruf yang terdapat pada 

kata حوا (ha=8, waw= 6, dan alif= 1). Kedua huruf ini, ط dan 

 memberi isyarat kepada Muhammad yang disimbolkan هـ

sebagai bapak dan ibu seluruh makhluk. Ketiga, “  ”   

hurufnya bernilai empat belas. Angka ini menunjuk 
kepada martabat al-badriyah (bulan purnama), karena 

337 Nizam al-Dīn al-Hạsan ibn Muhạmmad ibn al-Hụsain al-Naisaburi ̄, Garāib al-
Qur'a ̄n f̄i Ragāib al-Furqān, Juz XIII, (Mesir: Mustafa al-Babī al-Halabī,1884 
H/1964 M), Cet. ke-1, h. 70.



| 188 |

Menembus Dimensi Esoterik

Nabi Muhammad dilambangkan sebagai bulan purnama, 
yaitu tanggal empatbelas setiap bulan. Seakan-akan Allah 

memanggilnya dengan mengatakan مكن الإ عالم  سماء  بدر   �ي 

(wahai purnama langit alam  imkān).338

6. Yā-Sīn ( يس), surat Yā-Sīn/36:l

 menunjuk kepada kepemimpinan (siyādah) “ يس “
Rasulullah saw atas segenap makhluk. al-Sayyid (penghulu) 
ialah yang menguasai kelompok terbesar. Beliau adalah 
pemimpin semua makhluk. Al-A̅lu �si� menjelaskan bahwa 
huruf ini mengandung arti panggilan, seakan Allah 
memanggilnya dengan mengatakan “Yā Sayyid Al-Khalq” 
(wahai pemimpin makhluk). la ditetapkan sebagai 
pemimpin karena beliau menjadi perantara terbesar 
dalam mengantarkan limpahan rahmat dan nikmat-Nya. 
Al-A̅lu �si� mengutip sebuah hadis, yang artinya: “Allah Taala 

Mahapemberi (المعطى) sedang aku adalah sang pembagi 

 Kedudukan Nabi Muhammad saw ialah alam secara .(القاسم)

338 Al-A ̅lu ̄si ̄, op.cit, Juz XVI, h. 208. Alfabet ʻArab berjumlah dua puluh delapan huruf 
Alif dan hamzah dihitung satu), masing-masing mempunyai nilai numerik dasar 
tertentu mulai  dari nilai 1 sampai 1000. Sistem pembobotan huruf-huruf ini 
disebut hisab al-jumal. Rinciannya ialah: 6 ; 1 = أ; 2 = ب ; 3 = ج ; 4 = د ; 5 = هـ 
 = و ; 7 = ز ; 8 = ح ; 9 = ط ; 10 = ي ; 20 = ك ; = ل ; 40 = م ; 50 = ن ; 60 = س ; 70
 = ع ; 80 = ف ; 90 = ص ; 100 = ق ; 200 = ر ; 300 = ش ;  = ت ; 500 = ث ; 600 = خ ;
 Lihat Syaikh Ghulām Lnuddīn, The Book .700 = ذ ; 800 = ض ; 900 = ظ ; 1000 = ع
of Sufi Healing, diterjemahkan oleh Arif Rakhmat dengan judul: Penyembuhan 
Cara Sufi, (Yogyakarta: Yayasan Bcntang Budaya, 2000). Get. ke-4. h. 214. lat pula 
Syaf̄iq Girbāl, op,dt, h. 816. Bandingkan dengan ̒ Abd al-Maqsụ̄d Ja'far, al-Fawātih ̣
Hijāiyjjah wa Iʻjāz al-Qur’ān f̄i Daw al-Dirāsat al-Lugawiyyah al-Hạdīsạh, (Kairo: 
Dār al-Baʻah wa al-Nasyr al-Isla ̄miyyah, 1412 H/1992 M), Cet. ke-1, Catatan kaki 
no.9, h. 25.
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keseluruhan sama dengan kedudukan hati dalam tubuh. 
Surat Yāsīn adalah hati (qalb) Al-Qur’an dimulai dengan 
menyebut nama hati alam semesta (Muhammad saw).339

7. Hā-Mīm (  ), surat Gāfir/40:l

“  “ Kedua huruf ini, yakni ” ح “ dan “ م ” menunjuk 
kepada apa yang dilimpahkan kepada Nabi Muhammad 
dari Tuhan al-Raḥmān, terletak ditengah-tengah kata 

 Hal ini memberi isyārah kepada apa yang .محمد  dan الرحن
dilimpahkan oleh Allah yang Maharahman kepada Nabi 
Muhammad saw.340

8. Hā-Mīm-’Aīn-Sīn-Qāf  (حعسق) surat al-Syūra ̄ /42:l

Mengenai huruf ini, al-A̅lu �si� mengutip pendapat 

sebagian ulama bahwa «   « adalah salah satu nama 

dari nama-nama Allah; ع (‘Aīn) menunjuk kepada عذاب 
(siksa/kekalahan) yang dirasakan oleh orang kafir 
perang Badar: (Sīn) menunjuk kepada firman Allah 

ن كفروا أي منقلب ينقلبون   dan orang-orang zalim itu) وسيعلم الذ�ي

kelak akan mengetahui mana mereka akan kembali); dan ق 

(Qāf) menunjuk kepada siksaan yang turun dari langit yang 
menimpa umat  manusia.341 Untuk ah ̣ruf muqaṭtạ’ah ini, 
al-A̅lu �si� tidak meletakkan penafsirannya pada bab isyāri ̄ 

339 Ibid., Juz XXII, h. 63.
340 Ibid., Juz XXIII, h. 93
341 Ibid. JuzXXV, h. 10. 
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tetapi terdapat pada penafsiran biasa, ketika pertama kali 
menafsirkan surat ini.

Diantara fawātih ̣ al-suwar lain yang tidak dimunculkan 

al-A̅lu �si� dalam bab penafsian isyārah ialah, كهيعص  (Maryam/

I9 : l);  طس (al-Naml/127 : 1); dan  طسم  (al-Syu‘ara�’/26 : 
1). Ketiganya tetap disinggung pada penafsiran biasanya. 

Untuk menjelaskan makna  كهيعص disebutkan beberapa 
riwayat, diantaranya sebagai berikut:

أ دث عن أ�ج صالح عن أم ها�ن
ن

ن مردويه عن الكل�ج أنه سئل عن ذلك �  أخرج ا�ج

عن رسول الله قال كف هاد حك�ي عالم صادق.

ن عباس ف�ن رواية أنه قال : كف من كر�ي وها من ت عن ا�ج  واختلفت الروا�ي

 رواية أنه قال : كب�ي هاد
ن

ن من عل�ي وصاد من صادق و�  هاد و�ي من حك�ي وع�ي

ي أخرى أنه قال : هو قسم أقسم الله تعالى به وهو من أسماء
ن

ن صادق و� ن عز�ي  أم�ي

 أخرى أنه كن يقول: كهيعص وحم ويس وأشباه هذا هو اسم الله
ن

 الله تعالى و�

عظم.
أ
 تعالى ال

م قالوا كهيعص هو س من الصحابة أ�ن ن مسعود و�ن ن أ�ج حا�ة عن ا�ج  وأخرج ا�ج

ن والصاد ن من العز�ي  الهجاء المقطع الكف من الملك والهاء من الله والياء والع�ي
  من المصور.342

342 Ibid., Juz XVI, h. 57. 
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Artinya: 1. Diriwayatkan oleh Ibn Mardawaih dari al-Kilbi ̄ bahwa 
ia ditanya tentang huruf-huruf itu. Lalu  ia menyampaikan suatu 
hadis melalui Abi ̄ Sạ̄lih ̣dari Ummi Hāni’, Rasulullah bersabda: كاف 
(Mahamencukupi), هاد (Mahamenunjuki), حكيم (Mahabijaksana), عليم 
(Mahamengetahui), dan  صادق  (Mahabenar)”. 

Artinya: 2. Dari Ibn ‘Abbās dengan berbagai jalur riwayat, di  antaranya 
ia berkata: »ك« dari كريم (Mahamulia), هـ dari هاد (Mahamenunjuki), 
عليمdari ع ,(Mahabijaksana) حكيم dari ي       (Mahamengetahui), 
dan ص dari صادق   (Mahabenar)”. Dalam riwayat lain Ibn ‘Abbās 
mengatakan: كبير (Besar), هاد (Pemberipetunjuk), أمين (Jujur),عزيز   
(Mahaperkasa), dan صادق (Benar)”. Riwayat lain mengatakan: “Huruf 
itu adalah sumpah yang digunakan Allah bersumpah, itu termasuk 
nama-nama Allah”. Di lain riwayat dikatakan: “Kāf-Hā-Ya ̄-’Aīn-Sạ ̄d, 
Hạ̄-Mīm, Yā-Sīn, dan sejenisnya adalah nama-nama Allah al-ʻAzạm 
(Mahaagung)”.

Artinya: 3. Ibn Abī Hạ̄tim meriwayatkan dari Ibn Mas’u ̄d dan 
beberapa orang dari kalangan sahabat, mereka berkata:” كهيعص 
itu adalah huruf-huruf hijāī, ك dari الملك (Yang Menguasai), هـ dari 
dari ع dan ي .(Allah) الله العزبز   (Mahaperkasa), dan  المصور dari ص 
(Mahapencipta)”. Untuk طسم, al-A̅lu ̄si ̄ mengatakan, sama dengan 
pembahasan-pembahasan terdahulu, hanya saja Ibn Abī Hạ̄tim 
meriwayatkan dari Muhạmmad ibn Ka῾ab, ia berkata: ط dari ذى 
 ,(Yang Mahasuci) القدوس dari س ,(Yang Mempunyai Nikmat) الطول
dan م dari الرحمن (Yang Mahapengasih).343 Sementara itu, untuk طس 

dikatakan oleh al-A̅lu ̄si ̄ tidak ada bedanya dengan fawātih ̣lain.344  

343 Ibid., Juz XIX, h. 58. 
344 Ibid., h. 154. 



Bagian Keenam

ASPEK YANG DIMAKNAI  
SECARA ESOTERIK

Aspek ini mencakup rukun-rukun Islam, yaitu salat, puasa, zakat 
atau infak, dan haji. Selain itu ditemukan pula bahasan tentang 

zikir dan doa.

A. Ibadah Salat

Banyak ayat yang berbicara tentang salat dan kewajiban 
melakukannya. Di antara sekian banyak itu ialah: ayat 238 surat al-
Baqarah yang berbunyi:

. نَ انِتِ�ي
َ
ِ ق

َّ
ومُوا لِله

ُ
 وَق

َ
وُسْطى

ْ
ةِ ال

َ
لا وَاتِ وَالصَّ

َ
ل  الصَّ

َ
وا عَلى

ُ
    حَافِظ

Terjemahnya: Peliharalah semua salat(mu) dan (peliharalah) shalat 
wustạ̄. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyū‘.
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Dalam penafsiran isyārahnya, al-A̅lu �si� menyebutkan lima 
macam salat sebagai berikut:

مودها عن ن وده مقام الغيب وصلاة النفس �ج س صلاة ال� ب�ش  إن الصلوات حن

شاهدة الوصل راقبته أنوار الكشف وصلاة الروح �ج  دواعى الريب وصلاة القلب �ج
فظ الحواس وإقامة الحدود.345 وصلاة البدن �ج

Artinya: Sesungguhnya salat lima waktu itu adalah: 1) Salat 
sirr dengan menyaksikan maqām gaib, 2) Salat nafs, yaitu cara   
memadamkan hal-hal yang dapat mengundang keragu-raguan; 
3) Salat qalb, dengan senantiasa berada dalam penantian akan 
munculnya cahaya kasyf (penyingkapan tabir); 4) Shalat ru ̄h ̣dengan 
menyaksikan wasḷ (penggabungan/penyatuan dengan Allah); 5) 
Salat badan dengan cara memelihara panca indera dan menegakkan 
ketentuan-ketentuan hukum Allah.

Sedangkan yang dimaksud dengan ṣalāt al-wustā dalam 
ayat tersebut ialah salat qalb, yang syaratnya harus suci dari 
kecenderungan-kecenderungan kepada selain Allah (al-siwā). 
Hakikatnya ialah menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah.346 
Al-A̅lu �si� menempatkan shalat al-qalb sebagai salat al-wustạ̄ karena 
ia terletak di tengah-tengah kelima jenis salat yang disebutkan, 
dimana kata al-wusṭā bermakna pertengahan.

Pembagian yang serupa, juga ditemukan di tempat lain, yaitu 
ketika ia menafsirkan ayat 78 surat al-lsrā’ namun nama-nama salat 

345 Ibid., Juz II, h. 136.
346 Ibid.
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di lima itu berbeda dengan yang disebut di atas, seperti yang dapat 
dilihat dalam penafsirannya sebagai berikut:

سة ية ، ذكر أن الصلاة على حن
آ
 الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل ) ال

ة
 ( أ�

الروح مقام  ي 
ن

� المشاهدة  ي وصلاة 
�ن الحن مقام  ي 

ن
� والمناغاة  المواصلهة   أقسام صلاة 

المطاوعة وصلاة  القلب  مقام  ي 
ن

� الحضور  وصلاة  ال�  مقام  ي 
ن

� المناجاة   وصلاة 
ي مقام النفس.347

ن
والنقياد �

Artinya: (Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai 
gelap malam) dan seterusnya. Disebutkan bahwa salat itu terbagi 
atas lima macam yakni: 1) Salat muwasạ̄lah (penggabungan) dan 
munāgāt  pada maqām al-khaf̄i348 2) Salat musyāhadah pada maqām 
al-ru ̄h;̣ 3) Salat munājāt 349 pada maqām al-sirr; 4) Salat hụdūr pada 
maqām al-qalb, dan 5) Salat mutāwa’ah (kepatuhan) dan inqiyād 
(ketundukan) pada maqām al-nafs.

Al-A̅lu �si� menjelaskan lebih jauh bahwa yang dimaksud “gasaq 
al-lail” ialah terbenamnya malam nafs, dan yang dimaksud dengan 
“qur’ān al-fajr” yaitu terbitnya fajar hati. Salat yang paling halus dan 

347 Ibid., Juz XV, h. 192. 
348 Khaf̄i   ialah   rahasia   atau   kesadaran    yang paling dalam. Semacam sebuah 

kelembutan dan kehalusan Ilahi yang tersembunyi dalam ru ̄h.̣ la ditempatkan di 
sana oleh Allah sebagaimana amanah untuk dibangkitkan dan diaktualisasikan 
hanya manakala sang pencinta telah diliputi oleh cinta Ilahi. Lihat Amatullāh 
Amstrong. Sufi Terminologi (Al-Qamus Al-Sufi): The Mystical Language of Islam, 
diterjemahkan oleh: M.S. Nashrullāh dan Ahṃad Baiquni ̄ dengan judul: Khazanah 
Istilah Sufi: Kunci Memasuki Dunia Tasawuf, (Bandung: Mizan. 1419 H/1998 M). 
Cet. ke-II. h. 140.

349 Munājāt ialah doa dalam bentuk percakapan intim antara Allah dan manusia. Di 
dalamnya, Allah dan manusia bertukar kata-kata cinta dan belas kasih sehingga 
hati menjadi tentram dan terhibur. Lihat Ibid., h. 194.
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yang tertinggi nilainya ialah shalat muwāsalah; yang termulia ialah 
shalat syuhūd dan itu pula yang dimaksud dengan salat Asar; yang 
paling ringan ialah salat sirr, itu pula yang ditunjuk dengan salat 
Magrib; dan yang terberat ialah salat nafs yang ditunjuk dengan 
salat Isya, sementara salat yang paling ampuh mengusir setan ialah 
salat h ̣udūr yang ditunjuk dengan salat fajar/Subuh.350

Bertolak dari kedua pembagian salat tersebut dengan nama 
yang berbeda, yang dimaksud oleh al-A̅lu �si� ialah bahwa pada bagian 
pertama adalah jenis salat yang dilakukan oleh lima macam subjek, 
yakni salatnya sirr, salatnya nafs, salatnya qalb, salatnya rūh ̣, dan 
salatnya badan. Sedang pada bagian kedua, yang dimaksud ialah sifat 
setiap salat yang dilakukan pada setiap posisi (maqām), yakni salat 
muwāsalah, salat musyāhadah, salat munājāt, salat h ̣udūr, dan salat 
mutạ̄wa’ah. Sangat disayangkan karena al-A̅lu �si� tidak menjelaskan 
arti dari masing-masing sifat salat pada setiap maqām tersebut. 
Artinya, pembagian tersebut membutuhkan eksplanasi yang detail.

Tentang hakikat salat diungkapkan oleh al-A̅lu �si� ketika 
menafsirkan ayat 45 surat al-Ankabūt sebagai berikut:

حضور الصلاة  حقيقة  أن  ذكر  المنكر)  و  الفحشاء  عن  ت�ن  الصلاة  إن   ) 

ال�ة الغفلهة  يطرد  الصلاة  ي 
ن

� فالذكر  الفكر  بنعت  والمراقبة  الذكر  بنعت   القلب 

 الصلاة وبعدها
ن

واطر المذمومة وهى المنكر. هذا �  هى الفحشاء والفكر يطرد الحن

وت �ج ال الحج ا حج ا لصاح�ج  ت�ن هىي إذا كنت صلاة حقيقة وهى ال�ة انكشف ف�ي

350 Al-A ̅lu ̄si ̄, op.cit, Juz XV, h.197 
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عمال
أ
شاهدة أنوار الحق جل وعلا عن رؤية ال  وجلال الملكوت وقرت عيناه �ج

عواض.351
أ
 وال

Artinya: (Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan 
mungkar) disebutkan bahwa hakikat salat ialah menghadirkan hati 
dalam situasi mengingat dan selalu mengadakan murāqabah (mawas 
diri) dalam situasi berpikir. Zikir dalam salat mampu mengusir kelalaian 
yang merupakan bentuk fakhsyā (perbuatan keji) dan pikir mampu   
mengenyahkan khawatir352 (bisikan-bisikan jiwa) yang tercela yang 
merupakan sebagai perbuatan mungkar. Inilah hakikat salat dan 
fungsinya setelah melakukannya, yaitu apabila dilaksanakan dengan 
cara-cara yang betul maka salat dapat mencegah dari perbuatan 
jahat. Salat yang demikian itu mampu membukakan bagi pelakunya 
keindahan alam jabarūt353(alam kemahaperkasaan) dan keagungan 

351 Ibid., Juz XX, h. 16.
352 Al-Khawātir adalah bisikan yang muncul dalam hati kecil, terkadang berasal dari 

malaikat, terkadang dari setan atau sekadar ungkapan nafsu, bahkan ada pula 
yang munculnya dari bisikan langsung Allah swt. Apabila bisikan itu datangnya 
dari malaikat, disebut Ilhām, jika dari hawa nafsu disebut hawājis, dan apabila 
datang dari setan disebut waswas, sedangkan bisikan jiwa yang langsung dari 
Allah swt. disebut khātir al-hạqq (bisikan kebenaran). Lihat Abi ̄ al-Qāsim. ʻAbd 
al-Karīm, al-Qusyairi ̄, al-Risālah al-Qusyairiyyah, (Ttp. Musṭạfā al-Ba ̄bi ̄ al-Halabi ̄, 
1379 H/1959 M). Cet. ke-2, h.46. ̒ Ilm al-Khawātir adalah ilmu yang khusus dimiliki 
oleh orang-orang sufi yang disebut pula dengan ʻilm al-lsyārah atau dengan 
ʻilm al-Musȳahadah dan atau ʻilm al-Mukāsyafah, Al-Kalābāzī menempatkan 
ʻilm al-lsyārah ini sebagai ilmu tertinggi dan dapat dicapai setelah melalui 
dan menguasai ilmu-ilmu sebelumnya, yakni ʻilm al-Ahḳām al-Syar'iyyah, ʻIlm 
al-Hịkmah, dan ʻIlm al-Maʻrīfah, ʻIlm al-lsyārah dinamai demikian karena tidak 
dapat diungkapkan sebagaimana hakikatnya, tidak dapat diketahui selain orang 
yang mengalami dan merasakannya sendiri, yaitu orang yang berada pada 
posisi al-munāzalāt (posisi timbal balik antara naiknya seorang hamba kepada 
Allah serta turunnya Allah kepada hamba) dan pada posisi al-mawājid (ekstase). 
Lihat al-Kalābāzi ̄. al-Taʻarruf li Mażhab Ahl al-Tasạwwūf. (Kairo: al-Maktabah al-
Azhariyyah li al-Turas, 1412 H/1992 M). Cet. ke-3, h. 102-103.

353 Jabarūt, menurut pendapat Abi ̄ Tālib al-Makkī (w. 998 M) ialah alam kebesaran. 
Alam nama-nama dan sifat-sifat ilāhiyyah. Sedang menurut pendapat 
kebanyakan ulama ialah alam barzakh yang meliputi segenap perintah-perintah 
secara keseluruhan. Lihat ʻAli ̄ ibn Muhạmmad al-Jurjāni ̄, Kitāb al-Ta ʻrīfāt, (Bairut: 
Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 1408 H/1988 M), Cet. ke-3, h.73.
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alam malakūt,354 serta memberikan kegembiraan dengan menyaksikan 
cahaya-cahaya yang bersumber dari Allah ketimbang melihat amal-
amal yan diperbuat dan balasannya.

Untuk mencapai hakikat salat, seperti yang dapat dipahami 
dari uraian di atas, al-A̅lu �si� menekankan pada dua hal yakni adanya 
konsentrasi hati yang ditandai dengan senantiasa berada dalam 
keadaan berzikir, dan yang kedua adanya murāqabah (mawas diri) 
yang ditandai dengan senantiasa berpikir. Zikir adalah amal yang 
paling ampuh untuk mengusir al-gaflah yang disimbolkan oleh al-
A ̅lu �si� sebagai al-faḥsya ̄’, sedangkan al-khawātir al-mazmūmah yang 
disimbolkan sebagai al-munkar dapat terusir dengan senantiasa 
melakukan al-fikr dalam salat. Jadi al-zikr dan al-fikr menurut al-
A ̅lu �si� merupakan sarana yang ampuh untuk memperoleh hakikat 
salat.

Selain menyebut macam-macam shalat dan hakikatnya, al-A̅lu �si� 
menyebutkan pula tiga macam tingkatan-tingkatan salat, yakni 
shalat khawās al-khawās; salat khawās; dan salat ‘awām. Pembagian 
ini dapat dilihat ketika menafsirkan ayat 4 surat Luqma �n sebagai 
berikut:

عراض عن السوى وهىي صلاة( ضور القلب والإ ن يقيمون الصلاة( �ج   الذ�ي

رادات طرات الردية والإ واص فبن�ن الحن واص ، وأما صلاة الحن  خواص الحن
ك�ش ا يفعله أ

ن
وه ، وأما صلاة العوام �

ن
نة و� ا طلب الحج  الدنيوية ول يصرن ف�ي

الناس.355

354 Malakūt ialah alam gaib yang dikhususkan untuk ru ̄h ̣dan nafs. Lihat Ibid., h.228.
355 Ibid., Juz XXI, h. 253.
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Artinya: (Orang-orang yang menegakkan salat) dengan cara 
menghadirkan hati (konsentrasi) dan berpaling dari al-siwā (segala 
yang selain Allah), itulah salatnya orang khawās al-khawās. Adapun 
salat orang khawās cukup dengan mengusir bisikan-bisikan hati 
yang kotor dan keinginan-keinginan duniawi, dalam hal ini boleh 
meminta surga dan semacamnya. Sedangkan salat orang awam ialah 
seperti salat yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang.

Sementara itu, untuk ayat yang memuat larangan melaksanakan 
salat ketika sedang mabuk, yakni QS. al-Nisa�’ /4: 43, antara lain al-

A ̅lu �si� menjelaskan: 1) bahwa yang dimaksud “سكرى “dalam ayat 
itu ialah “orang-orang yang mabuk disebabkan oleh khamar hawa 
nafsu dan cinta dunia atau tidur kelalaian (naum al-gaflah)”, sedang 

yang dimaksud dengan “ ح�ة تعلوا ماتقولون ” yaitu “sehingga orang-
orang itu sehat dan sadar serta tidak lagi disibukkan oleh sesuatu 

keculai hanya mengingat Tuhannya”, 2) “سبيل ى  عا�ج إل  جنبا    ” ول 
maksudnya ialah “orang yang menempuh satu jalan dari berbagai 
jalan untuk mendapatkan kenikmatan berupa memenuhi 
kebutuhan biologisnya yang mendesak seperti makan, minum, 
berhubungan dengan istri demi melanggengkan keturunan; atau 
berpakaian sekedar melindungi diri dari panas dan dingin dan atau 

untuk menutup aurat”, 3) “ح�ة تغسلوا “ yaitu “sampai mereka bersuci 

dengan air tobat dan air istigfar”, 4) “ سفر  على  كن�ة   jika kamu“وإن 
sakit karena melakukan sifat-sifat hina, atau berada dalam medan 
kebodohan dan kebingungan disebabkan tuntutan hawa nafsu,  

الغائط“ (5 من  منكم  أحد   yaitu “disibukkan oleh kotoran harta ”أوجاء 
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disebabkan terlalu cinta kepadanya”, 6)  أو لمس�ة النساء   yaitu “dengan 

memenuhi kebutuhan nafsu”, 7) “ دوا ماء ج
ة

 ”yang dimaksud “air “ ولم �
disini ialah “ilmu yang dapat membantu melepaskan diri dari 
pengaruh nafsu”.356

Mendahului penafsirannya secara isyārah terhadap ayat 
tersebut, al-A̅lu �si� telah membentangkan penjelasannya (tafsir 
zahir) dengan panjang lebar yang menghabiskan sekitar dua belas 
halaman yang memuat antara lain: 1) kesepakatan para ulama 
tentang bahwa wudu tidak wajib pada setiap akan melakukan salat; 

2) penjelasan makna  الغسل (membasuh) dan batas muka yang 
mesti dibasuh; 3) pendapat berbagai mazhab tentang membasuh 
kedua siku bersama kedua tangan, mengusap kepala, membasuh 
kedua kaki sampai ke mata kaki, dan pendapatnya sendiri tentang 
arti mengusap dan membasuh; 4) pembahasan mengenai niat dan 
fardu mandi janabah; 5) tentang kebolehan bertayamum bagi orang 
sakit atau bagi orang yang ketiadaan air; 6) uraian tentang hikmah 
yang terkandung dalam wudu serta fungsinya dalam menghapuskan 
dosa-dosa.

Penafsiran-penafsiran al-A̅lu �si� secara isyārah tentang salat 
seperti tersebut di atas, tidaklah dapat dibawa kepada arti bahwa 
jenis-jenis salat tersebut dapat menggantikan atau menggugurkan 
salat yang disyariatkan sebagai rukun Islam kedua. Apa yang 
disampaikan olehnya yang berkaitan dengan jenis dan sifat salat 
dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk lebih meningkatkan 
kedekatan diri seseorang dengan Allah melalui ibadah-ibadah 
356 Ibid., Juz V, h. 43.
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yang dilakukan oleh sisi dalam manusia (qalb, rūh ̣, sirr, dsb.), di 
mana pelaksanaannya tidak mengenal waktu dan tempat tertentu, 
sehingga setiap orang dapat melakukannya kapan saja dan di 
manapun ia berada. Hal ini tidak bertentangan dengan perintah 
agama, bahkan agama mengajarkan agar manusia selalu berusaha 
membersihkan sisi dalamnya, yakni nafs-nya (QS. al-Syams /191:9-
10).

Kata ṣalāt secara bahasa, antara lain bermakna “doa” dan 
“istigfar”. Kedua makna ini digunakan apabila yang melakukannya 
adalah manusia atau malaikat, sedang ṣalāt yang dilakukan oleh 
Allah atas Nabi dan hamba-hamba-Nya yang lain adalah bermakna 
“rahmat-Nya”357 (QS. al-Aḥzāb /33:56). Pendapat lain mengatakan 
bahwa kata ṣalāt berasal dari silā’ yang bermakna “api Allah yang 
menyala/neraka”. Dengan melakukan shalat berarti seseorang 
mengenyahkan kobaran api tersebut dari dirinya.358 Apabila arti 
secara bahasa ini dibawa kepada penafsiran al-A̅lu �si� secara isyārah 
tentang salat tidaklah menjadi masalah, karena arti asal dari kata 
ṣalāt tersebut bukan hanya menunjuk kepada bentuk salat yang 
telah dikenal sebagai ketetapan syariat.

Salah satu syarat sah salat ialah adanya wudu atau tidak dalam 
keadaan berhadas kecil. Perintah berwudu sebelum melaksanakan 
salat terdapat, antara lain, pada QS. al-Māidah/5:6. Ayat tersebut 
berbunyi:

357 Lihat Qāsim ibn ʻAbdilla ̄h ibn ʻAmi ̄r ʻAli ̄ al-Qūnawī, Anīs al-Fuqahā’, Juz I,(Jeddah: 
Dār al-Wafā’, 1406 H), Cet. ke-1, h. 61.

358 Lihat al-Rāgib al-Asfahāni ̄, Muʻjam Mufradāt Alfāz ̣Al-Qur’ān, (Bairut: Da ̄r al-Fikr, 
tth.), h.293.
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رَافِقِ َ  الْ
َ

ْ إِلى يْدِيَكُ
َ
ْ وَأ وا وُجُوهَكُ

ُ
سِل

ْ
اغ

َ
ةِ ف

َ
لا  الصَّ

َ
ْ إِلى �ةُ ْ ا �ةُ

َ
مَنُوا إِذ

َ
نَ آ ذِ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
 �يَ أ

.... ِ
ن ْ
عْبَ�ي

َ
ك

ْ
 ال

َ
ْ إِلى كُ

َ
رْجُل

َ
ْ وَأ ءُوسِكُ ُ

وَامْسَحُوا �جِ

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 
melaksanakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai 
siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan 
kedua mata kaki...

Untuk menafsir ayat tersebut, al-A̅lu �si� mengutip pendapat 

sebagian ulama tasawuf dengan mengatakan: ن العارف�ي بعض   ,قال 
bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman yang imannya 
berdasarkan ilmu, yaitu apabila mereka telah bangkit dari tidur 
kelalaian (naum al-gaflah) lalu mereka bermaksud melaksanakan 
shalat h ̣udūr dan munājāt ḥaqi ̄qiyyah serta menghadap kepada 
al-Ḥaqq (Allah), hendaknya mereka membersihkan muka-muka 

 potensi mereka dengan air ilmu yang bermanfaat yang suci (وجوه)
dan mensucikan berupa ilmu syariat, akhlak, dan muamalah yang 
bertalian dengan cara menghilangkan segala penghalang dari 
kotoran sifat nafs. 

Kata دى  ,ditakwil dengan potensi dan kemampuan. Artinya أي
bersihkan pula potensi dan kemampuan dirimu berupa keinginan-

keinginan mengikuti hawa nafsu dan berbuat dosa. المرافق إلى   ) 

menurut kadar yang semestinya serta kemanfaatannya. وامسحوا   

( ءوسكم   artinya, (usaplah) bagian-bagian rohmu dengan cahaya (�ج
petunjuk Allah dari noda dan kotoran hati yang berpeluang 
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menggiring kepada alam rendah dan cinta dunia. Rūh ̣, pada 
hakikatnya, tidak dapat terkontaminasi oleh pengaruh-pengarah 
luar (ta’alluq), hanya cahayanya dapat tertutup, menyebabkan hati 
dapat menjadi hitam dan gelap. Untuk menyebarkan cahayanya 
cukup dengan membersihkan muka yang ada dibagian atas yang 
digunakan untuk ber-muwājahah dengan Allah. Hati memiliki dua 
muka (arah): pertama, mengarah kepada rūh ̣ yang dilambangkan 
dengan kepala; dan yang kedua, mengarah kepada nafs dan 
potensinya yang dilambangkan dengan kaki ( al-rijl).359

Adapun hukum mengusap kepala dalam pengertiannya secara 
batin, al-A̅lu �si� menjelaskan dengan mengutip Ibn ʻArabi �: “asal ra’s 
dari riya ̄sah (kepemimpinan). Kepala berada di tempat tinggi dan 
di atas. Kepala dinamai ra’s karena sesuai dengan pandangan mata 
ia berada dibagian atas badan, sedang anggota-anggota tubuh lain 
berada di bawahnya. Rai ̄s (pemimpin) berada di atas mar’ūs (yang 

dipimpin/bawahan) mempunyai sisi atas (فوق). Allah Swt. berada 
dalam posisi fauqiyah (sisi atas) dan menyifatkan diri-Nya dengan 

sifat al-qahr (kekuasaan) dengan firman-Nya  عباده فوق  القاهر  وهو    
(Dan Dia-lah yang berkuasa atas sekalian hamba-Nya). Oleh karena 
itu kepala adalah anggota badan yang terdekat kepada Allah jika 
dilihat dari segi adanya sisi fauqiyah “.360

Selanjutnya, al-A̅lu �si� mengutip al-Tustari� yang membagi taha ̄rah 
(kebersihan) kepada tujuh macam, yaitu: 1) kebersihan ilmu dari 
kebodohan; 2) kebersihan zikir dari lupa; 3) kebersihan keyakinan 

359 al-A̅lu ̄si ̄, op.cit, Juz VI, h. 91.
360 Ibid., h. 92.
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dari keraguan; 4) kebersihan akal pikiran dari kedunguan; 5) 
kebersihan persangkaan (ẓann) dari tuduhan; 6) kebersihan iman 
dari mempercayai selain-Nya; dan 7) kebersihan hati dari segala 
macam keinginan-keinginan.361 Dari sekian banyak yang harus 
diperhatikan kebersihannya, maka yang paling utama dan pertama 
adalah membersihkan hati atau batin, karena hati itulah yang akan 
dilihat dan dinilai oleh Allah Swt. Adapun cara yang mesti dilakukan 
untuk membersihkan hati, al-A̅lu �si� mengutip Ibn ʻAt ̣a �, yaitu dengan 
menghilangkan segala sifat-sifat khianat, suka melanggar, rasa 
waswas, menipu, dengki, riya ̄’, sumʻah, dan segala bentuk larangan 
agama.362

B. Ibadah Puasa.

Ayat yang memuat perintah kewajiban melaksanakan ibadah 
puasa terdapat pada QS. al-Baqarah/ 2: 184-185. Al-A̅lu �si� tidak 
berpanjang lebar dalam menjelaskan puasa secara isyārah. 
Puasa disebutkan sebagai salah satu dasar untuk menegakkan 
keadilan. Dasar keadilan yang lain terkandung di dalam ayat yang 
mendahuluinya, yakni kisas dan wasiat.

Untuk ibadah puasa, al-A̅lu �si� menulis sebagai berikut:

يمية ، وهو عند أهل الحقيقة زالة تسلط القوى ال�ج ا الصيام وهو قانون فرض لإ  وم�ن

هىي المعدودة  م  �ي
أ
وال  ، للحق  لحق  �ج ليس  وحركة  وفعل  قول  كل  عن  مساك   الإ

361 Ibid., h. 93.
362 Ibid.
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فطرك واجعل  م صومك  أ�ي كلها  فاجعلها  قريب  عن  ستنقرض  ي 
ال�ة الدنيا  م   أ�ي

حلالها وا�ن النفس  اق  اح�ة وقت  هو  رمضان  ر  و�ش  ، تعالى  الله  لقاء  عيد   
ن

� 

هداية امع  الحج الى  حج الإ العلم  وهو  القرآن  فيه  ل  ن أ�ن الذى  القرب  ليات  ج
ة

� نوار 
أ
 �ج

ن حصرن
ن

مع والفرق ، � مع ودلئل مفصلهة من الحج عتبار الحج  للناس إلى الوحدة �ج

ء إل ل وبه وفيه ومنه ي
ود فليمسك عن كل سش  منكم ذلك الوقت وبلغ مقام ال�ش

ود ، مراض القلب والحجب النفسانية المانعة عن ال�ش
أ
 وإليه، ومن كن مبتلى �ج

إليه يقطعها ح�ة يصل  أخر  فعليه مراتب  المقام  أو على سفر وتوجه إلى ذلك 

بقدرته والقتدار  التوحيد  مقام  إلى  والوصول   ( الي�  بكم  الله  يد  �ي  )  

عدة  ( ولتكوا   ) الضعيفة  لنفس  �ج فعال 
أ
ال وتكلف   ( الع�  بكم  يد  �ي ول   )   

مع ( ولعلكم تشكرون )  المراتب ولتعظموا الله تعالى على هدايته لكم إلى مقام الحج
ستقامة.363 لإ �ج

Artinya: Diantaranya ialah puasa, yaitu suatu ketentuan yang 
diwajibkan untuk menghilangkan kekuasaan potensi sifat 
kebinatangan. Menurut ahli hakikat, puasa ialah menahan diri dari 
segala bentuk ucapan, perbuatan, dan gerak yang tidak berdasarkan 
al-Ḥaqq untuk al-Hạqq. Al-Ayyām al-maʻdūdah ialah hari-hari dunia 
yang akan berakhir dalam waktu dekat. Maka jadikanlah hari-harinya 
sebagai hari-hari berpuasamu dan tetapkanlah hari berbukamu di 
hari raya perjumpaanmu dengan Allah. Bulan Ramadan adalah masa 
terbakarnya nafsu dan melemahnya disebabkan oleh cahaya tajalli 
al-qurb yang padanya diturunkan Al-Qur’an, yaitu ilmu global yang 
menghimpun bimbingan manusia menuju al-wahḍah (kesatuan) 
dalam arti al-jam’ (berkumpul), dan sebagai keterangan terinci 
tentang al-jam’ dan al-farq. Barangsiapa yang hadir pada saat itu 

363 Ibid., Juz II, h. 72-73.
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serta mampu mencapai maqām al-syuhūd, maka hendaklah menahan 
dirinya dari segala sesuatu kecuali hanya untuk-Nya, dengan-Nya, 
pada-Nya, dari-Nya, dan kepada-Nya. Dan barangsiapa yang ditimpa 
penyakit hati dan hijab nafsāniyyah yang menghalangi untuk sampai 
kepada syuhūd (penyaksian), atau berada dalam perjalanan menuju 
ke maqām itu, maka hendaknyalah menempuh martabat atau 
jalan lain untuk mencapainya. (Allah menghendaki kemudahan 
untukmu) dan mencapai maqām tauhid serta mengikuti ketentuan-
Nya. (Allah tidak menghendaki bagi kamu kesukaran) dan 
membebani perbuatan-perbuatan berat sementara jiwa kamu lemah. 
(Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan) tahapan-tahapan 
perjalanan serta mengagungkan Allah atas hidayat-Nya kepadamu 
di dalam mencapai maqām al-jam’. (Dan agar kamu bersyukur) 
atas anugerah istikamah kepadamu.

Menyimak uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan 
akhir di dalam melaksanakan puasa adalah mencapai al-jam’ yang 
akan membuahkan syuhūd. Untuk mencapai yang demikian, al-
A ̅lu �si� menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan puasa, yakni: 
a) menghilangkan segala sifat-sifat kebinatangan; b) memelihara 
ucapan, perbuatan dan gerak-gerik yang tidak mengarah kepada 
al-Ḥaqq (Allah); c) waktu pelaksanaan puasa tidak hanya terbatas 
dalam satu bulan saja yaitu bulan Ramadan, tetapi sepanjang masa 
hidup manusia di dunia, dan masa berbuka nanti terjadi ketika 
bertemu dengan Allah; d) puasa Ramadan berperan menghancurkan 
nafs untuk dapat mencapai maqām al-waḥdah (al-jam’ ); dan e) h ̣ijab 
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nafsiyyah adalah salah satu bentuk penyakit yang dapat menjadi 
kendala bagi orang yang berpuasa untuk mencapai maqām syuhūd.

Al-Naisabu�ri� menjelaskan bahwa selain puasa yang dilakukan 
oleh anggota badan lahiriah, juga ada puasa yang bersifat batiniah, 
yaitu: menahan lidah dari berdusta dan mengadu domba, 
memelihara mata dari melihat hal-hal yang syubhat, mencegah 
telinga dari mendengar segala hal yang sia-sia, mengekang nafs 
dari segala angan-angan dan syahwat, mempuasakan qalb dari 
cinta dunia, mempuasakan rūh ̣ dari mengharapkan nikmat akhirat 
beserta kelezatannya, dan membendung sirr dari menyaksikan 
selain Allah.364

Senada dengan uraian al-A̅lu �si� dan al-Naisabu�ri� di atas, al-
Qusyairi� membagi puasa kepada dua macam, yakni puasa zahir 
dan puasa batin. Puasa zahir ialah menahan diri dari segala hal 
yang dapat membukakan puasa (al-mufattirāt) disertai dengan 
niat. Puasa batin ialah mempuasakan qalb, rūh ̣ dan sirr. Puasa qalb 
yaitu menjaganya dari segala bentuk yang dapat membinasakannya 
(al-āfāt), puasa rūh ̣ ialah menjauhkannya dari segala bentuk al-
musākanāt (kevakuman/tidak mengingat Allah), sedang puasa 
sirr ialah memeliharanya dari berbagai bentuk al-mulāhaẓāt 
(terbentuknya perhatian kepada selain Allah). Puasa zahir berakhir 
dengan terbenamnya matahari, sedangkan puasa batin (inner 
hidden fasting) berakhir ketika menyaksikan al-Ḥaqq. Kemudian 
ia mengelompokkan pula pelaku puasa kepada dua golongan, 

364 Lihat Nizām al-Di ̄n al-Hạsan ibn al-Hụsain al-Qummi ̄ al-Naisabu ̄rī, Garāib al-
Qur’ān wa Ragāib al-Furqān, Juz II, (Mesir: Matbaʻah Musṭạ̄fā al-Bābi ̄ al-Halabī, 
1381 H/1962 M), Cet. ke-1.
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yakni saum al-‘ābidīn (puasanya ahli ibadah) dan saum al-‘ārifīn 
(puasanya ahli maʻri�fah). Yang dimaksud puasa al-‘ābidīn ialah 
menjaga lidah dari gībah (mengumpat) dan menjaga mata, telinga, 
tangan dari segala hal yang meragukan. Sedang puasa al-‘ārifīn ialah 
menjaga sirr dari melihat selain dari Allah.365 Uraian-uraian di atas 
menjelaskan bahwa puasa itu bukan hanya sekedar mempuasakan 
jasmani dari kebutuhan-kebutuhan biologis berupa makan, 
minum, seksual, tetapi juga harus mempuasakan rohani dari segala 
gangguan-gangguan yang bersifat ruḥaniyah pula. Hal ini sejalan 
dengan peringatan Nabi Saw. dalam sabdanya:

ابه.366  أن يدع طعامه وسرش
ن

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة �

Artinya: Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong 
dan memperaktikkannya (dalam bentuk tipuan) maka Allah tidak 
butuh kepadanya untuk meninggalkan makan dan minum.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa bagi seseorang yang 
sedang melaksanakan puasa tetapi tidak memelihara lidah dan 
tindakannya dari hal-hal yang mengandung kebohongan dan tipuan 
maka meninggalkan makan dan minum tidak punya nilai di sisi 
Allah, artinya puasa yang dilakukan adalah sia-sia saja. Inilah yang 
dimaksud pula dalam hadis lain yang berbunyi;

365 Lihat al-Qusyairī (Latạ̄if), Juz I, op.cit., h. 163.
366 AI-Bukhārī, op.cit., Juz  III, h. 33. 



| 208 |

Menembus Dimensi Esoterik

وع ورب قا�أ ليس ل من قيامه إل ال�ر.367 رب صا�أ ليس ل من صيامه إل الحج

Artinya: Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada 
diperoleh dari puasanya kecuali; lapar dan dahaga, dan banyak pula 
orang yang melaksanakan salat (di bulan Ramadan) namun tidak ada 
didapat kecuali hanya begadang saja (berjaga malam).

C.   Zakat/Infak.

Kewajiban membayar zakat selalu bergandengan dengan 
perintah melakukan salat dalam berbagai ayat dalam Al-Qur’an. 
Zakat adalah ibadah māliyah (harta) yang mangandung unsur-
unsur sosial. Karenanya, zakat erat hubungannya dengan infak dan 
sadaqah, karena ketiga-tiganya mengandung unsur sosial. Kata infaq 
dan ṣadaqah sebagaimana yang dapat ditangkap dari informasi Al-
Qur’an mempunyai arti yang lebih luas dibanding dengan zakat, 
karena zakat adalah bagian dari keduanya. Zakat adalah bagian dari 
infa atau sedekah yang bersifat wajib yang tidak boleh diabaikan 
sebagaimana halnya salat, dan bagian lain dari infak dan sedekah 
ada yang bersifat sekarela.

Ketika al-A̅lu �si� menafsirkan penggalan ayat yang berbunyi  

:pada QS. Luqmān /3l:4, dikatakan sebagai berikut ( ويؤتون الزكة )

اصة خص ، وزكة الحن
أ
 ببذل الوجود لللك المعبود لنيل المقصود وهى زكة ال

367 Abū ‘Abdillāh Muhạmmad ibn Yazīd ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, (Indonesia, 
Maktabah Dahlan, tth.) h. 539.
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م عن صدإ محبة الدنيا ، وزكة العامة ببذل القدر  ببذل المال كله لتصفية قلو�ج

اسة ج
ن

كية نفو�م عن � ن ور ل�ة وع الم�ش  المعروف من المال المعلوم على الوجه الم�ش
البخل.368

Artinya: Yaitu dengan cara menyerahkan wujud kepada Tuhan, 
Penguasa yang disembah demi mencapai tujuan, itulah zakat bagi 
orang terkhusus. Adapun zakat bagi orang khusus ialah dengan 
menyerahkan seluruh hartanya agar hati mereka bersih dari noda 
kecintaannya terhadap dunia. Sedangkan zakat orang awam 
yaitu dengan menyerahkan hartanya menurut ukuran yang telah 
ditetapkan dalam syariat dengan tujuan untuk membersikan jiwa 
mereka dari sifat kikir.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa al-A̅lu �si� menyebutkan 
tiga tingkatan orang di dalam pelaksanaan zakat, yakni tingkatan 
al-akhaṣ, tingkatan al-khāṣ dan tingkatan ‘awām. Apabila dicermati 
ketiga tingkatan tersebut ternyata bahwa orang yang berada pada 
tingkatan pertama jenis zakatnya bukan lagi berupa materi atau 
harta, tetapi adalah bentuk penyerahan diri (wujud) sepenuhnya 
kepada Allah Swt. Sedang tingkatan kedua dan ketiga jenis 
zakatnya masih dalam bentuk harta. Bedanya, tingkatan kedua 
adalah penyerahan harta secara keseluruhan dan bertujuan untuk 
membersihkan karatnya hati yang disebabkan oleh cinta dunia. 
Jenis inilah yang pernah dicontohkan oleh Abu � Bakr r.a. Tingkatan 
ketiga adalah pembayaran zakat seperti yang umum dilakukan 
dengan tujuan untuk mebersihkan jiwa dari sifat kikir.  

368 Al-A ̅lu ̄si ̄, op.cit., Juz XXI, h. 253.
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Penjelasan al-A̅lu �si� di atas tidaklah bertentangan dengan 
ketentuan agama, karena ia tidak mengingkari yang demikian. Dia 
hanya menyebutkan tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi dari itu 
dan yang demikian itu sejalan dengan maksud firman Allah Swt. 
dalam surat al-Syams/9l: 9 yang berbunyi:

اهَا. ابَ مَنْ دَسَّ
َ

 خ
ْ

د
َ
هَا. وَق

َّ
ك

َ
حَ مَنْ ز

َ
ل
ْ
ف
َ
 أ

ْ
د

َ
ق

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa 
itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

Selanjutnya al-A̅lu �si� membagi pula infak kepada tiga macam 
sesuai dengan kandungan ayat 261, 265 dan 267 surat al-Baqarah. 
Yaitu: 1) al-infāq fī sabīl Allāh, yaitu beinfak di alam al-mulk pada 
posisi tajallī al-af’āl. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah: 

ةٍ“   حَبَّ لِ 
َ
ث َ َ
ك  ِ

َّ
الل سَبِيلِ  ي  ِ

ن
� مْ  ُ مْوَالَ

َ
أ  

َ
ون

ُ
يُنْفِق نَ  ذِ�ي

َّ
ال  

ُ
ل

َ
 Perumpamaan  ”مَث

(nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih; 2) al-
infāq ʻan maqām musyāhadah al-ṣifāt, yaitu infak yang dilakukan 
untuk mendapatkan rida Allah. Inilah yang ditunjuk oleh firman-

Nya:  “ ِ
َّ

مَرْضَاةِ الل اءَ 
َ
ابْتِغ مُ  ُ مْوَالَ

َ
أ  

َ
ون

ُ
يُنْفِق نَ  ذِ�ي

َّ
ال  

ُ
ل

َ
 Orang-orang yang =  ”وَمَث

membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah. Infak 
dalam bentuk kedua ini diperumpamakan oleh Allah dengan sebuah 
jannah (kebun), sementara yang pertama diperumpamakan dengan 
h ̣abbah (sebutir biji). Dengan ini dapat diketahui tingkat kemuliaan 
infak jenis kedua atas infak jenis pertama dengan perbandingan 
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antara kebun dan biji. Dijelaskan oleh A̅l-Alu�si: l) perbedaan antara 
keduanya, yakni, kebun apabila dibelanjakan hasilnya kebunnya 
tetap ada seperti semula, sedang biji kalau dibelanjakan akan habis. 
Lebih diperkuat lagi ketinggian nilai infak kedua dari yang pertama 
dengan kata rabwah (dataran tinggi) yang mengiringi kata jannah, 
3) al-infāq bi Allāh, yaitu infak pada posisi maqām syuhūd al-żat, 
dengan cara menafkahkan segenap nafs setelah mensucikannya. 
Inilah yang dimaksud oleh firman-Nya: 

“ ْ سَبْ�ةُ
َ
بَاتِ مَا ك يِّ

َ
وا مِنْ ط

ُ
فِق

ْ
ن
َ
مَنُوا أ

َ
نَ آ ذِ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
 Hai orang-orang yang = ”�يَ أ

beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu.369

Selain berbicara tentang arti zakat dan infak, al-A̅lu �si� juga 
membahas para penerimanya seperti disebutkan dalam ayat 60 
surat al-Taubah. Ayat yang dimaksud berbunyi:

ابِ
َ
ق ي الرِّ ِ

ن
مْ وَ� ُ و�جُ

ُ
ل
ُ
ةِ ق

َ
ف
َّ
ل
َ
ؤ ُ ا وَالْ َ ْ �ي

َ
نَ عَل عَامِلِ�ي

ْ
ِ وَال

ن كِ�ي سَا َ رَاءِ وَالْ
َ
ق
ُ
ف
ْ
 لِل

ُ
ات

َ
ق

َ
د ا الصَّ َ َّ  إِ�ن

. ٌ ٌ حَكِ�ي ُ عَلِ�ي ِ وَاللهَّ
َّ

 مِنَ الله
ً
يضَة رِ

َ
بِيلِ ف ِ السَّ

ن ِ وَاِ�جْ
َّ

ي سَبِيلِ الله ِ
ن

نَ وَ� ارِمِ�ي
َ
غ

ْ
وَال

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu. hanyalah untuk orang-orang 
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengueurs zakat, para mualaf 
yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang 
yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang 
dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; 
dan Allah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana.

369 Ibid., Juz III, h. 42. Bandingkan Ibn ʻArabī, op.cit, Juz I, h. 150.
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Ada delapan kelompok yang disebut di dalam ayat tersebut 
yang berhak menerima zakat. Kelompok itu dikenal dengan al-aṣna ̄f 
al-ṡamāniyyah. Setelah ditafsir secara eksoterik (zahir), al-A̅lu �si� 
menfasirkannya pula dalam bentuk esoterik (isyāri ̄). Kedelapan 
golongan itu ditafsir sebagai berikut:370 1) al-fuqarā’, orang-orang 
yang menanggalkan keinginan-keinginan hati dan badan mereka 
dari kedua alam, dunia dan akhirat; 2) al-masākīn. mereka yang 
merasakan ketenangan menuju keindahan al-uns (keakraban) dan 
cahaya al-quds (kesucian). Jiwa mereka senantiasa berada dalam 
penghambaan, serta hati mereka gaib dalam cahaya rubūbiyyah, 
3) al-ʻāmilīn, para ahli tamkīn (berada pada posisi teguh/tetap) 
dan kelompok al-ʻārifīn, dan ahli istiqāmah dari kelompok al-
muwaḥh ̣idīn. Mereka berada dalam cahaya al-baqā’, lalu Allah 
menganugerahi mereka al-bast dan al-inbisāt (perasaan lapang 
dan lega). Kemudian mereka mengambil sesuatu dari Allah dan 
menyerahkannya kembali kepada-Nya; 4) al-muallafah qulūbuhum, 
orang-orang yang menempuh perjalanan spiritual demi menemukan 
cinta Allah melalui kemurnian hati dan kejernihan niat mereka 
seraya mengerahkan segala kemampuannya untuk menggapai rida 
Allah. Mereka ini masih dianggap lemah di mata orang-orang yang 
berada di tingkat yang lebih tinggi dan kuat; 5) fī al-riqāb, orang-
orang yang menggadaikan hatinya dengan kelezatan   cinta kepada 
Allah. Jiwa mereka   tetap dalam usaha (mujāhadah) menuju Allah; 
6) al-gārimi ̄n, mereka yang belum dapat menunaikan hak-hak 
pengetahuanya dalam penghambaan, dan keyakinan mereka belum 

370 Ibid,JuzX,h. 141-142. 
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mampu mencapai hakikat rubūbiyyah; 7) fī sabīl Allāh, mereka 
adalah orang-orang yang memerangi nafsunya melalui usaha keras, 
dan orang-orang yang menambatkan hatinya dalam penyaksian 
gaib untuk mengungkap berbagai penyaksian (musyāhadāt);371 8) 
ibn al-sabīl, orang-orang yang melakukan perjalanan. Dengan qalb 
mereka berada di lembah keazalian; dengan rūh ̣, mereka berada di 
padang keabadian; dengan ‘aql, mereka berada di jalan pencarian 
tanda-tanda kebesaran Allah; dan dengan nafs, mereka mencari 
orang-orang yang mencapai tingkat kewalian.

Penafsiran  yang hampir senada terhadap ayat tersebut di atas 
dapat pula dilihat pada penafsiran yang dilakukan oleh al-Qusyairi�.372

D. Ibadah Haji.

Kewajiban melaksanakan ibadah haji antara lain, terdapat 
pada ayat 96 dan 97 surat A ̅li ʻImra �n. Pada kedua ayat tersebut 
ada beberapa kata yang menjadi fokus perhatian khusus bagi al-
A ̅lu �si� untuk diberikan penjelasan maknanya dari segi penafsiran 
isyārah, yang kelihatannya sangat jauh perbedaannya dengan 

371 Musyāhadah, sejenis pengetahuan langsung tenteng hakikat. Penyaksian ini 
terjadi dalam berbagai cara. Sebagian penempuh jalan spiritual dan kaum 
tarekat menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Sebagian menyaksikan Allah 
sebelum. sesudah, atau bersama segala sesuatu. Sebagian lain menyaksikan 
Allah sendiri. Karena Allah tidak pernah mengungkapkan diri-Nya secara sama 
dalam dua momen berturut-turut pada sesuatu, maka penyaksian(musyahādah] 
itu tak terbatas dan tak berakhir. Lihat Amstrong, op.cit, h. 202. Musyāhadah, 
adalah derajat tertinggi sesudah melalui tahapan muhạ̄darah dan mukāsyafah 
bagi seorang wali. Dalam derajat ini, seorang wali terkadang didatangi oleh 
Allah dalam bentuk terdengarnya suara atau bentuk ru’yah melalui penglihatan 
hati (basị ̄rah). Dalam musya ̄hadat tidak ada lagi rasa ragu dan sangsi. Lihat al-
Syarqāwī, op.cit. h. 253. 

372 Lihat al-Qusyairī (Latạ>̄f, Juz,op.cit, h. 38-40.
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makna yang telah diuraikannya pada penafsiran biasanya. Kata-

kata yang dimaksud antara lain: l)”أول بيت وضع للناس ” yaitu Kakbah 
yang merupakan salah satu dari mażāhir (penampakan) Allah 

yang paling besar; 2) “مبارك” (diberkahi) disebabkan karena Allah 
menghiasinya dengan pakaian yang bersumber dari cahaya zat-

Nya: 3) “هدى”(petunjuk) dengan pakaian yang berasal dari sifat-

Nya; 4) “ اه�ي إ�ج مقام  بينات  ت  آ�ي  padanya terdapat tanda-tanda)”فيه 
nyata [diantaranya] maqa �m Ibra�hi�m). Di dalamnya terkandung 
rida (kerelaan); taslīm (penyerahan diri); inbisāt (kelegaan); yaqi ̄n; 
mukāsyafah (iluminasi); musyāhadah (kontemplasi); khullah 
(persahabatan akrab); futuwwah (kesatriaan), atau dengan kata lain 
mengandung al-maʻri ̄fah (pengetahuan); al-tauḥi ̄d (pengesaan); 
al-fanā’ (peniadaan diri); al-baqā’ (kekekalan pada Allah); al-
sukr (kemabukan spiritual); al-sahw (kesadaran setelah sukr);  

5) “ ”  ialah hati yang hakiki.373 Penafsiran esoterik semacam itu 
tidak lazim dikenal dalam eksplanasi eksoterik. 

A ̅l-Alu�si� menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud:  

 ialah dada manusia yang berfungsi sebagai   أول بيت وضع للناس للذي ببكة 
tempat ibadah pertama bagi hati hakiki dan ia termasuk tempat 
termulia di dalam diri manusia serta menjadi wadah berkumpulnya 

373 Lihat al-A̅lu ̄si ̄, op.cit., Ju2 IV, h. 30. Al-Qusyairī berbicara panjang lebar tentang 
makna kata al-Bait. Antara lain dikatakan bahwa al-Bait itu adalah tempat 
bertawafnya nufūs sedangkan qalb hanya Allah-lah yang menjadi tujuannya, 
dan siapa yang menziarahi al-Bait dengan nafs nya maka ia akan mendapatkan 
kelembutan-kelembutan Allah; tapi siapa yang menyaksikan al-Bait dengan qalb 
nya ia akan mendapatkan penyingkapan-penyingkapan tabir. Lihat Latạ ̄if op.cit, 
Juz I, h. 272.
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segala potensi manusia. “  ”   disimbolkan sebagai akal 
yang menjadi tempat berpijak bagi Ibra �hi�m (rūh ̣).374 Demikian pula 

ketika menafsirkan ayat 97 surat al-Baqarah, misalnya: 1)  الحج 

معلومات ر   ditakwilkan dengan masa hidup di dunia’’, atau masa أ�ش

sejak dewasa sampai dengan umur empat puluh tahun; 2) “فلا 

 ول“ (tidak boleh tertarik kepada dunia dan perhiasannya;  3   ”رفث

 tidak boleh menampakkan potensi amarahnya menyebabkan ”فسوق

tidak mengikuti kehendak hatinya; 4) “ي الحج
ن

 tidak boleh ”ول جدال �
terjadi saling bantah membantah pada saat berada pada posisi 

tawajjuh kepada Allah; 5) “ودوا ن  hendaklah mereka berbekal ”و�ة

dengan akhlak mulia serta menjauhi akhlak buruk; 6) “فإن خ�ي الزاد 

 dan sempurnanya takwa ialah dengan meniadakan segala ”التقوي
sesuatu selain Allah.375 Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa 
haji yang mempunyai waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaannya 
diisyaratkan dan dibawa pengertiannya oleh al-A̅lu �si� kepada masa 
hidup manusia di dunia, yang mengharuskan kepadanya agar 
memelihara dirinya dari segala yang dapat menghalangi perjalanan 
rohaninya menuju kepada dekat dengan Allah.

Al-Naisabu�ri� menambahkan penjelasan tentang kalimat ودوا ن  و�ة
dengan mengatakan bahwa setiap penempuh jalan rohani (sālik) 
masing-masing mempunyai bekal tersendiri. Al-Sālik ada dua 
macam yaitu ulū al-qusyūr (ahli zahir) dan ulū al-albāb (ahli batin). 
Ulū al-qusyūr melakukan ibadah haji dengan tujuan mengunjungi al-

374 Ibid., h. 31. 
375 Ibid., Juz II, h. 92-93. 
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Bait dengan harapan mendapatkan pahala berupa surga, bekalnya 
berupa makanan biasa. Sedangkan ulū al-albāb yang dituju dan 
yang diharap hanyalah Rabb al-Bait, bekalnya adalah takwa.376

E.   Zikir dan Doa

Zikir adalah salah satu jenis ibadah yang sangat dianjurkan 
oleh Allah swt bagi hamba-Nya sebagai sarana untuk mendekatkan 
diri kepada-Nya. Banyak ayat al-Qur’an yang mengandung perintah 
berzikir beserta kemuliaannya, di antaranya QS. Al-Nisa�’/4:103; 
al-Aʻra �f/7:205; al-Raʻd/28; al-Kahf/718:24; Ta�ha �/20:124; dan al-
Ankabu �t/ 29:45.

Al-A̅lu �si� menyebut enam macam zikir, yakni: 1) zikir nafs, 
yaitu berzikir dengan menyebut dan memikirkan nikmat-nikmat 
Allah; 2) zikir qalb, yaitu dengan memikirkan alam malakūt sambil 
mengamati sifat-sifat al-jamāl; 3) zikir sirr dengan cara munājāt, 
4) zikir rūh ̣ dengan musyāhadah; 5) zikir khafā’ dengan rintihan 
al-ʻisyq; 6) zikir Allah dengan fanā’ pada-Nya. Macam-macam zikir 
ini diungkap oleh al-A̅lu �si� pada saat menafsirkan penggalan ayat 

254 surat al-Ra‘d yang berbunyi: v  ِ
َّ

رِ الل
ْ
مْ بِذِك ُ ُ و�ج

ُ
ل
ُ
نُّ ق ِ

مَ�أ
ْ
ط

َ
نَ آمَنُوا وَت ذِ�ي

َّ
  (ال

Selanjutnya dalam penggalan ayat berikutnya  (ُوب
ُ
ل
ُ
ق
ْ
نُّ ال ِ

مَ�أ
ْ
ط

َ
ِ ت

َّ
رِ الل

ْ
ل بِذِك

َ
أ

dijelaskan bahwa nafs itu mengalami kegoncangan ketika tampak 
sifat-sifat dan bisikan-bisikannya sehingga dapat mewarnai dan 
mempengamhi hati. Apabila ia memikirkan alam malakūt serta 
mengamati cahaya-cahayanya jamāl dan jabarūt, maka ia akan 

376 Lihat al-Naisabūrī, op.cit, h. 196. 
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menjadi tenang dan tenteram. Karena semua jenis zikir baru dapat 
dilakukan setelah ada ketenangan. Al-A̅lu �si� mengutip al-Huzju�ri� 
(w.465 H/ 1075 M):

أة  ج
ن

ا � ا خشية أن يتجلى الله تعالى عل�ي
أ
ولياء مطمئنة لتتحرك دا�

أ
”قلوب ال

دب”377
أ
ل فيجدها غ�ي متسمة �ج

Artinya: Hati para wali senantiasa dalam keadaan tenang tanpa gerak, 
karena khawatir kalau-kalau Allah ber-tajallī padanya sementara ia 
dalam keadaan tidak sopan.

Maksudnya, sikap tenang (itmi’nān) merupakan sesuatu yang 
sangat diperlukan dalam berbagai kondisi, bukan hanya pada saat 
sedang berdoa, berzikir atau bermunajat, karena Allah dapat pula 
ber-tajallī pada setiap saat kepada wali-Nya.

Al-A̅lu �si� membagi tingkatan orang yang melakukan zikir 
kepada tiga bagian, yakni tingkatan tertinggi, tingkatan sedang, 
dan tingkatan terendah. Tingkatan-tingkatan ini didasarkan pada 
firman Allah dalam surat al-A‘rāf: 205. Tingkat pertama dipahami 

dari penggalan ayat tersebut : 
ً
ة

َ
وَخِيف عًا  ُّ َ صرن

َ
ت  

َ
سِك

ْ
ف
َ
ن ي  ِ

ن
�  

َ
ك بَّ رَ رْ 

ُ
ك

ْ
  وَاذ

(Dan sebutlah [nama] Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan 
diri dan rasa takut). Tingkat ini diperuntukkan bagi al-wāsilīn al-
musyāhidi ̄n (yang sudah sampai kepada Allah). Tingkat kedua, 

dipahami dari penggalan ayat yang berbunyi:  ِوْل
َ
ق
ْ
ال مِنَ  هْرِ  َ ج

ْ
الح  

َ
   وَدُون

(dan dengan tidak mengeraskan suara), ini diperuntukkan 

377 Ibid., Juz XIII, h. 178.
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bagi penempuh jalan menuju ke maqām musyāhadah. Tingkat 
ke tiga dipahami dari penggalan akhir ayat yang berbunyi : 
َ ن افِلِ�ي

َ
غ

ْ
نْ مِنَ ال

ُ
ك

َ
 dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang) وَل ت

lalai), ini untuk orang yang gagal melakukan perjalanan spiritual.378 
Dalam kaitannya pula dengan zikir ini, Al-A̅lu �si� mengutip uraian 
Suhrawardi� (w.1191) sebagai berikut :

ثابة سكن المدينة والعبد كى مدينة جامعة وأعضاؤه وجوارحه �ج
ة

 ...أن بنية العبد �

ب المدينة يقصد إسماع أهل المدينة ي إقبال على الذكر كمؤذن صعد منارة على �ج
ن

� 

و
ن

كر المحقق يقصد إيقاظ قلبه وإنباء أجزائه وأبعاضه بذكر لسانه � ذان فالذا
أ
 ال

فيتنور القلب  إلى  اللسان  من  الكة  تنتقل  أن  إلى  بكله  ويسمع  ببعضه   يقول 

حاسن ن �ج �ي ن القالب في�ة حوال �ش ينعكس نور القلب على 
أ
دوى ال ج ا ويظفر �ج  �ج

عمال.379
أ
ال

Artinya: Sesungguhnya tubuh manusia diumpamakan dengan sebuah 
kota. Anggota-anggota tubuh sebagai penduduknya. Seorang yang 
akan melakukan zikir ibarat seorang muaz\in naik di atas sebuah 
menara yang ada di pintu kota dengan tujuan agar penduduk 
kota mau mendengar azan. Orang yang berzikir secara sungguh-
sungguh ingin membangunkan hatinya dan menyampaikan berita 
kepada anggota-anggota tubuhnya yang lain melalui zikir lidahnya. 
Ia berucap melalui satu bagian tubunya sementara seluruh anggota 
tubuh yang lain mendengarkannya, yang pada gilirannya kalimat zikir 
itu berpindah dari lidah ke hati yang dengannya menjadi bercahaya 

378 Ibid., Juz IX, h.157.
379 Ibid.
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dan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya cahaya hati itu terpantul 
kepada tubuh yang menjadikan tubuh berhiaskan dengan segala 
amal-amal yang baik.

Seseorang yang akan berdoa dapat melakukannya dalam tiga 
posisi sebagaimana yang ditunjuk oleh ayat 103 surat al-Nisa�’. Posisi 
yang dimaksud ialah: berdiri. Duduk, dan berbaring. Sehubungan 
dengan hal ini, al-A̅lu �si� menulis sebagai berikut:

 مقام الروح
ن

يع الحوال قياما �  حج
ن

 فاذا قضي�ة الصلاة أى أديتموها فاذكروا الله �

مكن  
ن

� تقلباتكم  أى  لمكشفة وعلى جنوبكم  �ج القلب   محل 
ن

� وقعودا  لمشاهدة   �ج

اهدة فاذا اطمأنن�ة ووصل�ة إلى محل البقاء فأقيموا الصلاة فأدوها على لمحج  النفس �ج

لة الحدث ن �ن �ة لسلامة القلب حينئذ عن الوساوس النفسانية ال�ة هى �ج
أ
 الوجه ال

عند أهل الختصاص.380

Artinya: (Maka   apabila    kamu telah menyelesaikan salat) 
telah menunaikannya, (ingatlah Allah) dalam segala keadaan, 
(di waktu berdiri) yaitu pada maqām rūh ̣ dengan musyāhadah, 
(di waktu duduk) pada posisi qalb dengan mukāsyafah, (dan di 
waktu berbaring) yakni dalam keadaan kamu tidak tenang di posisi 
nafs dengan melakukan mujāhadah, (Kemudian apabila kamu 
telah merasa aman) dan telah mencapai tingkat al-baqā’,  (maka 
dirikanlah salat itu [sebagaimana biasa]) maka laksanakanlah 
dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya, agar pada saat itu 
hati dapat selamat dari bisikan-bisikan nafs, yang oleh orang-orang 
khusus, dianggapnya sebagai hạdaṡ.

380 Ibid., Juz, h. 157. 
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Di sini, al-A̅lu �si� menetapkan tiga posisi atau maqām di dalam 
berzikir, yakni 1) posisi rūh ̣, inilah posisi tertinggi di antara posisi-
posisi lain dan di dalam posisi ini seseorang berada dalam keadaan 
musyāhadah. 2) posisi qalb, adalah posisi tingkat kedua di mana 
seseorang berada dalam keadaan mukāsyafah, dan 3) posisi nafs, 
adalah posisi terendah dan di dalam psisi ini seseorang masih harus 
berusaha keras melalui mujāhadah untuk sampai ketingkat yang 
lebih tinggi.

Salah satu jenis ibadah yang sangat erat kaitannya dengan 
zikir ialah doa, karena doa itu sendiri termasuk salah satu 
bagian dari zikir. Bahkan doa menjadi inti dari segala ibadah, 
sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam salah satu sabdanya: 

 Banyak  .الدعاء هو العبادة  :dalam redaksi lain berbunyi  ,الدعاء من العبادة
ayat Al-Qur’an mengandung perintah berdoa, di antaranya: QS. al-
Aʻra ̄f/7:55 dan 180; Gāfir 40:14, dan 60.

Pada penggalan  ayat 60 surat Ga �fir yang berbunyi: 

 Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan ادعو�ن أستجب لكم
bagimu, al-A̅lu �si� menafsir ayat ini dengan mengatakan:

ء فالدعاء الذي ل ي
 أى اطلبو�ن م�ن أجبكم فتجدو�ن ومن وجد�ن وجد كل سش

د هو هذا الدعاء.381 �ي

Artinya: (Yang dimaksud ayat tersebut ialah, mintalah Aku dari Aku, 
akan Kuperkenankan permintaanmu, lalu kamu akan mendapati Aku, 

381 Ibid.. JuzXXIV. h. 93.
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dan siapa mendapatkan Aku, maka ia akan mendapatkan segala 
sesuatu. Inilah doa yang tidak akan ditolak).

Dalam melakukan doa, ada dua cara yang disebut oleh al-A̅lu �si� 
yaitu al-khalwah dan al-jalwah. Kedua istilah ini dimunculkan ketika 

menjelaskan arti penggalan ayat ke-55 Surat al-Aʻra �f (عا وخفية  .(تصرن

Pengertian lain dari ayat tersebut mengandung perintah agar 
doa itu dilakukan dengan anggota tubuh dan hati dengan cara 
menunaikan hak kehambaan (ʻubūdiyyah) dan hak ke-Tuhanan 
(rubūbiyyah).382

Ayat 180 surat al-Aʻra �f memuat perintah berdoa dengan 
menggunakan al-asmā’ al-ḥusnā (nama-nama terbaik Allah). 

Penggalan ayat tersebut berbunyi: ا ي فادعوه �ج
سماء الحس�ن

أ
 Allah) ولله ال

mempunyai asmā’ al-ḥusnā, maka bermohonlah kepada-Nya dengan 
menyebut asmā’ al-ḥusnā itu). Di antara penjelasan al-A̅lu �si ketika 
menafsirkan ayat tersebut dikatakan bahwa tingkat doa yang paling 

382 Lihat Ibid., Juz VIII, h. 161. Istilah khalwah dan jalwah tidak asing di kalangan 
sufi. Khalwah adalah usaha pengasingan diri dari keramaian manusia demi 
mendekatkan diri kepada Allah, dan keadaan ini merupakan saat-saat termulia 
yang dipergunakan oleh seseorang untuk bermunajat dengan Tuhannya. 
Khalwah yang dilakukan secara betul dan sempurna akan menjadikan seseorang 
mencapai kejernihan jiwa dan akan menjadi manusia yang tinggi rasa tawādụ’ 
-nya. Dia akan melihat dirinya kecil di hadapan Allah yang Mahaagung, fakir di 
hadapan Allah yang Mahakaya, dan serba kekurangan di hadapan Allah yang 
Mahasempurna. Lihat al-Syarqāwī, op.cit, h. 130. Al-Jalwah, terambil dari kata 
al-Jalyu (terang) lawan kata al-khafyu (tersembunyi). Kaum sufi menggunakan 
kata ini sebagai tanda atas terjadinya kecerahan hati penempuh jalan spiritual 
melalui nur Allah. Jalwah muncul setelah khalwah. Sebagian kelompok sufi 
menggunakan istilah ini sebagai suatu ungkapan terhadap berbagai nikmat Allah 
berupa pembukaan (al-futūh)̣, penyingkapan (al-kusyūf), hal-hal yang luar biasa 
(khawāriq al-ʻādāt), serta tajallī-tajallī yang tampak dalam hati sipenempuh jalan 
spiritual. Lihat Ibid., h. 107.
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tinggi ialah berdoa dengan lidah perbuatan, yakni seorang hamba 
harus menampilkan makna-makna asmā’ al-ḥusnā pada dirinya 
dan dijadikan sebagai hiasan baginya. Tingkatan ini dikategorikan 
sebagai tingkatan al-muqarrabīn.383

Dalam penjelasan selanjutnya, al-A̅lu �si� mengutip imam al-
Gaza�li � (w. 505 H/1111 M). yaitu ada tiga cara yang dikemukakan 
al-Gaza�li � untuk menangkap makna-makna al-asmā’ al-ḥusnā. Ketiga 
cara tersebut adalah: 1) dengan jalan mukāsyafah dan musyāhadah, 
sehingga hakikat nama-nama tersebut tampak dengan jelas sekali 
bagi seseorang, dimana hal yang demikian itu tidak akan mungkin 
terjadi kesalahan. Keyakinan seseorang yang dibukakan oleh Allah 
terhadap hakikat tersebut dirasakan melalui visi batinnya, bukan 
melalui penglihatan zahirnya; 2) adanya rasa keagungan yang 
diakibatkan oleh kasyaf tersebut berupa sifat-sifat jalāl dan kamāl, 
sehingga rasa rindunya mendorong untuk berusaha mencontohi 
sifat-sifat tersebut yang akan mengantar mendekat kepada Allah, 
dalam arti dekat dari segi sifat, bukan dekat dari segi tempat; 
3) usaha keras untuk mencapai apa saja yang dapat dicapai dari 
sifat-sifat yang terkandung dalam asmā’ al-ḥusnā serta berakhlak 
dan menghiasi diri dengan makna nama-nama itu. Dalam keadaan 
demikian, seorang hamba akan berubah menjadi rabbāni ̄ (memiliki 
sifat ketuhanan), teman bagi para malaikat, disebabkan adanya 
kesamaan diantara mereka.384

383 Lihat Ibid., Juz IX, 130-131.
384 Ibid.



Bagian Ketujuh

METAFISIKA DAN FISIKA

A. Ayat-ayat tentang Surga dan Neraka

Surga adalah alam akhirat yang membahagiakan roh manusia 
yang hendak tinggal di dalamnya dalam keabadian sebagai 

pahala perbuatan baiknya semasa hidup di dunia. Neraka adalah 
alam akhirat tempat (api) penyiksaan untuk orang yang berdosa.385 
Bagi kalangan sufi, selain surga dan neraka yang digambarkan oleh 
al-Qur’an, mereka memahami pula bahwa ada surga dan neraka 
dalam arti lain. Manusia dapat merasakan keduanya, baik nikmatnya 
rnaupun siksanya selama ia masih hidup di atas dunia ini.

Salah satu bentuk surga yang dapat dinikmati selama masih 
hidup di dunia ialah apabila seseorang dapat merasasakan 
maḥabbah dan maʻri ̄fah kepada Allah serta senantiasa berzikir 
dalam keadaan tenang dan tenteram dan diiringi dengan rasa khauf, 
rajā’ dan tawakkal kepada-Nya. Hal yang demikian, menurut Ibn 

385 Lihat Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 
Get. ke-3, h. 873 dan 613.
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Qayyim (w. 751 H) itulah surga dunia dan nikmat yang tidak ada 
bandingannya dan itu pulalah yang menjadi kegembiraan tertinggi 
bagi para muḥibbīn dan kehidupan para ʻārifīn.386

Al-Qusyairi� menyebutkan dua macam surga, surga muʻajjalah 

( ) disegerakan) dan surga mua’jjalah=معجلهة  .(ditangguhkan=مؤجلهة
Surga yang pertama akan terjadi di dunia ini dan nikmatnya 
dapat dirasakan langsung oleh orang-orang yang berhasil dalam 
perjalanan rohaninya (arbāb al-aḥwāl), sedang surga yang kedua 
akan terjadi di akhirat kelak seperti yang diinformasikan oleh Allah 
di dalam al-Qur’an. Kalau nikmat surga akhirat kelak tidak akan 
ada habis-habisnya sepanjang masa, maka demikian pula nikmat 
surga dunia akan berkelanjutan terus menerus dalam bentuk al-
uns.387 Sayangnya, al-Qusyairi� tidak menjelaskan pembagian neraka, 
namun demikian dapat dianalogikan bahwa neraka juga ada yang 
disegerakan dan ada yang ditangguhkan sebagaimana halnya 
dengan surga.

Mengacu kepada ayat 23 surat al-Raʻd yang menyebutkan 
kata jannah dalam bentuk jamak, jannāt, al-A̅lu �si� memunculkan 
tiga macam nama surga, yakni jannah al-Żat, jannah al-Sịfāt dan 
jannah al-Af‘āl. Surga pertama akan dirasakan oleh rūh ̣, surga 

386 Lihat Abū Bakr ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-Wābilal-Sayyib min al-Kalim al-
Tayyib, (Kairo: al-Matbaʻah al-Salāfiyyah. 1400 H). Get. Ke 5. h. 45.

387 Lihat al-Qusyairī, Juz III. h. 232-233. al-Uns, suatu suasana gembira dan bahagia 
yang memuncak yang memenuhi hati seorang penempuh jalan rohani karena 
cintanya kepada Allah, sehingga mencapai ketenangan. Tiada tempat bertumpu 
dan minta tolong kecuali kepada-Nya. Ketika seorang mengalami al-uns, rasa 
raa’ meningkat, sementara rasa haibah (rasa takut disertai taʻzlm) tetap bersama 
Allah. Lihat al-Syarqawī, op.cit, h. 60. Lihat pula Abū Bakr Muhạmmad al-Kalabazī, 
al-Taʻarruf li Mazhab Ahlal-Tasạwwūf. (Kairo: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-
Turaṡ, 1412 H/1992 M), Get. ke-3, h. 124.
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kedua akan dirasakan oleh qalb, dan surga ketiga akan dinikmati 
oleh nafs. Ketiga surga itu dinamai pula dengan jannah al-Qurb, 
jannah al-Musyāhadah. dan jannah al-Wiṣāl.388 Ketiga jenis surga ini 
disebut pula oleh al-A̅lu �si� ketika menafsir ayat 122 surat  al-Nisā’. 
Hal yang sama terlihat pula pada penafsirannya terhadap ayat 72 
surat al-Taubah. Hanya, di sini tidak disebut surga al-Sịfāt, dan 
sebagai gantinya disebut jannāt al-Nufūs. Surga al-Nufūs ditunjuk 

oleh penggalan ayat  ار �ن
أ
ا ال �ة

ة
ري من � ج

ة
�  (surga yang di bawahnya 

mengalir sungai-sungai), surga al-Afʻāl ditunjuk oleh penggalan 

ayat كن طيبة  dan surga al-żat ,(dan tempat-tempat yang bagus) ومسا

ditunjuk oleh penggalan ayat ك�ج  dan keridaan Allah) ورضوان من الله أ
adalah lebih besar).389

Ayat 106-108 surat Hūd menginformasikan bahwa manusia di 
akhirat kelak akan terbagi menjadi dua kelompok besar, kelompok 
yang celaka dan kelompok yang bahagia. Al-Qur’an menyebut 

sebagai ن شقوا  bagi kelompok pertama, sedang kelompok kedua الذ�ي

disebut dengan ن سعدوا . الذ�ي

Al-A̅lu �si� menafsir ayat-ayat tersebut secara isyārah sebagai 
berikut:

م وهو  �ش
آ
كتسبوه من ال ر الحرمان عن المراد وآلم ما ا ي النار أى �ن

ن شقوا ف�ن فأما الذ�ي

بك فيخرجون  رض إل ما شاء ر
أ
ا مادامت السموات وال ن ف�ي خالد�ي عذاب النفس 

388 Lihat al-A̅lu ̄si ̄, op.cit, Juz XIII, h. 177.
389 Lihat Ibid., Juz V, h. 159 dan Juz XI, h. 25.
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ان الروح  ذلل ون�ي لسخط والإ ان القلب وذلك �ج من ذلك إلى ما هو أشد منه من ن�ي

نة أى جنة حصول  ن سعدوا ف�ن الحج وأما الذ�ي ر …   لحجب واللعن وال�ة وذلك �ج

رض إل ما شاء 
أ
ا مادامت السموات وال ن ف�ي خالد�ي المراد واللذات وهى جنة النفس 

ليات  ج
ة

ي مقام �
ن

بك فيخرجون من ذلك إلى ما هو أعلى وأعلى من جنات القلب � ر

ن رأت ول أذن سمعت ول  ود وهناك ما ل ع�ي  مقام ال�ش
ن

الصفات وجنات الروح �

390. خطر على قلب ب�ش

Artinya: (Adapun orang-orang yang celaka, maka [tempatnya] di 
dalam neraka) yaitu neraka yang tidak memenuhi keinginan, penuh 
dengan penderitaan akibat dosa yang telah diperbuat, itulah bentuk 
siksaan bagi nafs. (mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan 
bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki [yang lain]) lalu mereka keluar 
dari neraka itu menuju ke neraka yang lebih hebat, yaitu neraka 
untuk qalb berupa kebencian dan kehinaan, kemudian menuju 
ke neraka yang dipersiapkan untuk ru ̄h ̣ berupa hịjāb, laʻnah, dan 
Qahr... (Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di 
dalam surga) yaitu surga yang di dalamnya dapat diperoleh segala 
keinginan dan bebagai kelezatan, yaitu surga untuk nafs. (mereka 
kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu 
menghendaki [yang lain]) maka mereka keluar dari surga itu menuju 
ke surga yang jauh lebih tinggi, yaitu surga qalb pada maqām tajallī 
al-sịfāt kemudian menuju ke surga ru ̄h ̣ pada maqām syuhūd. Di 
sana mereka akan merasakan hal-hal yang belum pernah dilihat 
oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah 
terlintas dalam pikiran.

390 Lihat Ibid, Juz XII, h. 168. 
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Dari uraian di atas, dipahami bahwa nafs, qalb dan rūh ̣ 
merupakan tingkatan-tingkatan bagi seseorang, baik ia sebagai 
orang yang celaka (syaqiyy] maupun sebagai orang yang berbahagia 
(saʻīd). Orang yang celaka akan merasakan siksaan yang bertahap, 
dari yang agak ringan meningkat kepada yang lebih berat. Demikian 
pula orang yang berbahagia akan merasakan kenikmatan surga dari 
tingkatan yang lebih rendah menuju kepada tingkatan yang lebih 
tinggi.

Di tempat lain, al-A̅lu �si� menyebut nama-nama lain dari surga 
seperti jannah Yaqīn, jannah Mukāsyafah, jannah Musyāhadah, 
jannah Riḍā, dan jannah yang tidak dapat diperkatakan, karena 
belum pernah terlihat, belum pernah terdengar dan belum pernah 
terbayangkan. Hal ini dipaparkan oleh al-A̅lu �si� ketika menafsir 
kata jannāt pada ayat 15 surat A ̅li ʻImra �n.391 Di dalam surga yang 
disediakan bagi orang muttaqīn disebutkan ada empat macam 
sungai sebagaimana yang terkandung dalam surat Muh ̣ammad 
ayat 15. Keempat sungai yang dimaksud adalah sungai air, sungai 
susu, sungai khamar, dan sungai madu. Al-A̅lu �si� menjelaskan secara 
isyārah keempat sungai tersebut sebagai berikut: 1) yang dimaksud 
sungai air yang tidak berubah bau dan rasanya ialah air al-ḥayāt 
al-rūh ̣āniyyah (kehidupan rohani); 2) sungai air susu yang tidak 
berubah rasanya adalah al-ʻilm al-ḥaqqa ̄ni ̄ (ilmu yang benar) yang 
berfungsi sebagai makanan rūh ̣; 3) sungai khamar yang lezat adalah 

391 Lihat Ibd., Juz III, h. 103.
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khamar syauq (rindu) dan khamar maḥabbah (cinta); dan 4) sungai 
madu yang tersaring adalah madu al-wiṣāl (kesatuan sempurna).392

Kalau nama-nama surga yang dimunculkan al-A̅lu �si� dalam 
penafsirannya ada beberapa macam, maka demikian pula terhadap 
neraka. Ada beberapa nama neraka yang disebut olehnya, antara 
lain: na ̄r al-Qahr, nār al-Ḥijāb, nār al-Ḥasad (QS. al-Nisa�’/74:56, 
A ̅li ʻImra �n/3:185); na ̄r al-Jafa’ (QS. Muḥammad/47:15); na ̄r al-
Buʻd (QS. A�li ʻImra �n/3:24); na ̄r al-Ḥirmān (QS. al-Anʻa �m/6:27, 
Ibra �hi�m/14:50).

Diketahui bahwa neraka Jahannam mempunyai tujuh pintu 
sebagaimana yang diinformasikan ayat ke 44 surat al-Ḥijr, yaitu 

penggalan ayat yang berbunyi  ( ). Yang dimaksud 
tujuh pintu, menurut tafsiran isyārah al-A̅lu �si� ialah panca indra itu 
sendiri ditambah dengan dua potensi manusia, potensi syahwiyyah 
(syahwat) dan potensi gaḍbiyyah (amarah). Kedua potensi ini 
menjadi pintu besar bagi manusia untuk berbuat pelanggaran yang 
akan menyebabakannya terjerumus masuk ke dalam neraka.393

B.  Ayat-Ayat Kauniyyah

Yang dimaksud ayat kauniyyah ialah ayat-ayat yang mengandung 
dasar-dasar ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan alam 
dan fenomenanya, seperti penyebutan langit, bumi, matahari, 
bulan, bintang, laut, sungai, gunung, hujan, tumbuh-tumbuhan dan 

392 Lihat Ibid., h. 83.
393 Lihat bab Juz XIV, h. 56. 
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sebagainya.394 Di dalam al-Qur’an terdapat sekitar 750 ayat yang 
dapat dikelompokkan ke dalam ayat kauniyyah. Di antaranya: QS. al-
Baqarah/2:164; Yu�nus/10:6; Hu�d/11:1; al-Ra‘d/13:2-4; Ibra�hi�m/
l^4:32-33; al-Ḥijr/15:16-19.

Di antara ayat-ayat kauniyyah yang dipilih al-A̅lu �si� untuk 
ditafsir secara isyārah adalah ayat-ayat yang telah disebut di atas. 
Untuk jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

a. QS. al-Baqarah: 164. 

ِ
ن

رِى � ْ ج
ةَ

� ِ
�ة
َّ
كِ ال

ْ
ل
ُ
ف
ْ
ارِ وَال َ َّ يْلِ وَال�ن

َّ
فِ الل

َ
تِلا

ْ
رْضِ وَاخ

أَ ْ
مَاوَاتِ وَال قِ السَّ

ْ
ل

َ
ِ خ

ن
� 

َّ
 إِن

َ
 بَعْد

َ
رْض

أَ ْ
حْيَا بِهِ ال

َ
أ
َ
مَاءِ مِنْ مَاءٍ ف ُ مِنَ السَّ  اللهَّ

َ
نَل ْ �ن

َ
اسَ وَمَا أ عُ النَّ

َ
ا يَنْف َ

بَحْرِ �جِ
ْ
 ال

مَاءِ نَ السَّ ْ
رِ بَ�ي

َّ
سَخ ُ حَابِ الْ حِ وَالسَّ �يَ يفِ الرِّ صْرِ

َ
ةٍ وَت ِ دَابَّ

ّ ُ
ا مِنْ كل َ  فِ�ي

َّ
ا وَبَث َ  مَوْ�ةِ

.
َ

ون
ُ
وْمٍ يَعْقِل

َ
تٍ لِق �يَ

آَ َ
رْضِ ل

أَ ْ
وَال

Kata “ِمَاوَات  diartikan ”السماء“ bentuk jamak dari ”السَّ

dengan “رواح
أ
ال langit rūh) سموات  رْضِ“ ;(̣

أَ ْ
  diartikan dengan ”وَال

كِ“ ;(bumi nafs) ”أرض النفوس“
ْ
ل
ُ
ف
ْ
 diartikan dengan badan, yang ”وَال

menurut bahasa berarti bahtera; “البحر” (laut) diartikannya 

dengan laut “إستعداد” (kesiapan menerima anugerah Allah yang 

ditetapkan sejak zaman azali); “ ِمَاء السَّ مِنَ   ُ اللَّ  
َ

نَل ْ �ن
َ
أ  ialah ” وَمَا 

apa yang diturunkan Allah dari langit rūh مَاءٍ“ ;̣  dimaksud ”مِنْ 

394 Lihat ʻAbdullāh Syahatah, Tafsīr al-A̅yāt al-Kauniyyah, (Kairo: Dār al-Iʻtisạ̄m, 1400 
H/1980 M), Get. ke-1, h. 12 dan 53. 
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dengan air ialah ilmu yang dapat menumbuhkan bumi nafs 
setelah matinya disebabkan oleh kebodohan.395

b. Surat Yu>nus: 6

وْمٍ
َ
تٍ لِق �يَ

آ
رْضِ ل

أَ
مَاوَاتِ وَال ي السَّ ِ

ن
� ُ  اللهَّ

َ
ق

َ
ل

َ
ارِ وَمَا خ َ َّ يْلِ وَال�ن

َّ
تِلافِ الل

ْ
ِ اخ

ن
� 

َّ
 إِن

.
َ

ون
ُ
ق  يَتَّ

Kata “ِيْل
َّ
الل تِلافِ 

ْ
 mengandung arti dominannya ”اخ

kegelapan nafs atas qalb, “ار terbitnya cahaya rūh ”وال�ن ̣ yang 

dapat menyinari qalb, “ ِمَاوَات ي السَّ ِ
ن

� ُ  اللَّ
َ

ق
َ
ل

َ
yakni langit rūh ” وَمَا خ ̣ 

رْضِ “
أَ
yakni bumi tubuh.396 ”  وَال

c. Surat Hud:7:

اءِ.... َ  الْ
َ

هُ عَلى
ُ

 عَرْش
َ

ن
َ

مٍ وَك �يَّ
َ
ةِ أ ِ سِتَّ

ن
� 

َ
رْض

أَ
مَاوَاتِ وَال  السَّ

َ
ق

َ
ل

َ
ذِى خ

َّ
وَهُوَ ال

Kata “ َ
رْض

أَ
مَاوَاتِ وَال  السَّ

َ
ق

َ
ل

َ
ذِى خ

َّ
 yaitu Allah menciptakan ” وَهُوَ ال

langit yakni potensi ruhaniyah; “ َ
رْض

أَ
 ;yakni bumi tubuh ”وَال

مٍ “ �يَّ
َ
أ ةِ  سِتَّ ي  ِ

ن
� ” enam bulan yang menjadi ukuran minimal masa 

kandungan perempuan; “ ُه
ُ

  ;yaitu hati orang mukmin ” عَرْش

اءِ “ َ  الْ
َ

yaitu di atas materi tubuh.397 ” عَلى

395 Al-A ̅lu ̄si ̄ , op.cit, Juz II, h. 37. 
396 Ibid., Juz XI, h. 91. 
397 Ibid., Juz VII, h. 18. 
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d. Surat al-Ra‘d:4

ُ �يْ
َ
 وَغ

ٌ
 صِنْوَان

ٌ
يل نِ

َ ن
رْعٌ وَ�

َ
عْنَابٍ وَز

َ
 مِنْ أ

ٌ
ات  وَجَنَّ

ٌ
عٌ مُتَجَاوِرَات

َ
رْضِ قِط

أ
ِ ال

ن
 وَ�

تٍ �يَ
آ
 ل

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
� 

َّ
ِ إِن

ُ
كل

أ
ِ ال

ن
 بَعْضٍ �

َ
ا عَلى َ َ  بَعْ�ن

ُ
ل ضِّ

َ
ف
ُ
اءٍ وَاحِدٍ وَن َ

 �جِ
 صِنْوَانٍ يُسْ�ةَ

.
َ

ون
ُ
وْمٍ يَعْقِل

َ
لِق

Artinya: “Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, 
dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma 
yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air 
yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman itu atas sebagian 
yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Al-A̅lu �si� menafsirkan ayat tersebut secara isyārah dengan 
mengatakan: (Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian 
yang berdampingan) yaitu hati al-muḥibbīn (para pencinta) 
berdampingan dengan hati al-musytāqi ̄n (para pencinta dengan 
penuh rindu), al- ‘āsyit ̣īn (pencinta dengan penuh damba), al-
wāliḥīn (para pencinta yang mencapai ekstase), al-ḥāimīn (orang-
orang yang berada dalam keadaan pra ketidaksadaran secara 
rohani), al-‘ārifīn (orang-orang yang telah mengenal Allah), dan hati 
al-muwaḥh ̣idīn. Atau dengan kata lain: bahwa di dalam bumi hati 
terdapat bagian-bagian yang berdampingan, yakni bagian-bagin 
nafs, rūh ̣, sirr, dan ‘aql. Yang pertama (nafs) dapat menumbuhkan 
gelora syahwat, yang kedua (rūh ̣) dapat menumbuhkan kembang/
bunga pengetahuan, yang ketiga (sirr) dapat menumbuhkan 
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tanaman berupa terungkapnya cahaya-cahaya, dan yang keempat 
(‘aql) dapat menumbuhkan pohon cahaya ilmu; (dan kebun-kebun 
anggur) yaitu anggur al-ʻisyq. (dan tanaman) yaitu pengetahuan 
yang mendalam; (dan kurma) yaitu kurma keimanan; (yang 
bercabang) pada posisi al-farq; (dan tidak bercabang) pada 
posisi al-jam‘; (disirami dengan air yang sama) yaitu tajallī yang 
menghendaki kemurahan Allah secara mutlak: (kami melebihkan 
sebagian  atas sebagian  lain tentang rasanya) yaitu rasanya dari 
segi nikmatnya secara rohani.398

Dalam makna lain, ayat ini mengisyartakan kepada tubuh 
yang bagian-bagiannya saling berdampingan seperti bagian tulang, 
daging, lemak dan kebun-kebun berupa pohon adalah potensi 
tạbī‘iyyah, ḥayawāniyyah dan insāniyyah yang menghasilkan anggur 
berupa potensi syahwat yang dapat menghasilkan keinginan-
keinginan hawa nafsu. dan potensi akal yang dapat menghasilkan 
khamar al-maḥabbah dan al-‘isyq, dan tanaman potensi insāniyyah, 
dan kurma indra zahir dan batin yang bercabang seperti kedua 
mata dan kedua telinga. dan yang tidak bercabang seperti lidah, 
alat berfikir. Disiram dengan air yang sama yaitu air al-ḥayāh 
(kehidupan). Kami melebihkan sebagian  atas sebagian  yang 
lain dalam tingkat kemampuannya di dalam pemahaman seperti 
kelebihan kemampuan akal dibanding dengan indra lain, demikian 
pula kemampuan indra melihat dibanding dengan indra merasa.399

398 Ibid, Juz XIII, h. 135-136. 
399 Ibid. 
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Lain halnya dengan al-Naisa�bu �ri�, kata 

“ ٌ
مُتَجَاوِرَات عٌ 

َ
ditakwil sebagai al-nafs, al-qalb, al-rūh ”قِط ̣. al-sirr dan 

al-khafī dengan sifatnya masing-masing, yakni h ̣ayawāniyyah, 
malakūtiyyah, rūh ̣āniyyah, jabarūtiyyah dan ‘aẓāmutiyyah. Lalu, 
ia menyebutkan hasil yang dicapai oleh kelima unsur tersebut 
yang dijabarkan oleh kelima kata yang menyusul sesudahnya, 

yaitu “ٍعْنَاب
َ
رْعٌ “ ,untuk nafs ”أ

َ
,untuk qalb ”  ز   “   ” untuk rūh ̣, 

“ ”untuk sirr, dan “ٍصِنْوَان ُ �يْ
َ
untuk khafī.400 ”غ

400 Lihat al-Naisabūrī, op.cit., Juz XIII, h. 70. Ke-lima istilah tersebut di atas, nafs, 
qalb, rūh,̣ sirr dan khafi merupakan objek-objek kajian bagi kaum sufi. Mereka 
sering menyebutnya dengan latạ̄if (tunggal latị̄fah yang berarti titik-titik halus 
yang berada dalam diri manusia. Dalam tarekat Naqsyabandiyyah -al-A̅lu>si> 
termasuk salah seorang pengikutnya- dikenal tujuh macam latạ̄if dengan 
menambah dua macam lagi yaitu al-akhfa’ dan kull al-jasad. Yang disebut 
terakhir sebetulnya tidak merupakan titik tetapi meliputi seluruh tubuh. 
Hanya bedanya, tarekat Naqsyabandiyyah menyebut nafs dengan al-nafs al-
natị̄qah dan meletakkannya pada urutan ke-enam. Seorang pengamal tarekat 
Naqsyabandiyah dapat dikatakan telah mencapai tingkat tinggi   manakala 
telah mampu memfungsikan ketujuh latạ̄if  itu untuk berzikir. Tempat ketujuh 
titik-titik halus itu masing-masing berada pada posisi tertentu. yakni: qalb. 
terletak selebar dua jari di bawah puting susu kiri; ru ̄h,̣ terletak selebar dua jari 
di bawah puting susu kanan; sirr  terletak selebar dua jari di atas puting susu 
kiri; khafī. terletak dua jari di atas puting susu kanan: akhfa’, terletak di tengah 
dada; dan nafs natiqah. terletak di otak belahan pertama. Lihat Martin van 
Bruinessen, Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1994). Get. 
ke-2. h. 81. Al-Qusyairī hanya menyebut tiga macam latạ̄if. yakni: qalb, tempat 
gnosis (maʻrīfah): rūh,̣ tempat cinta (mahạbbah; dan sirr, tempat kontemplasi 
(musyāhadah). Lihat al-Qusyairī. al-Risālah al-Qusyairiyyah, ditahq̣i ̄q oleh Dr. 
ʻAbd Hạli ̄m Mahṃu ̄d dan Mahṃu ̄d ibn al-Syarīf. (Kairo: Matbaʻah Hạsan, tt.) 
h.273. Bandingkan dengan Shigeru Kamada. A Study of the Term Sirr (Secret) 
in Sufi Lathaif Theories, diterjemahkan oleh MS Nasrullāh dengan judul Telaah 
atas Istilah Sirr (Rahasia) Dalam Teori-teori Lathaif Sufi, dalam Jurnal al-Hikmah. 
Vol. VI Th. 1995. (Bandung: Yayasan Mutahhari), h.68. Khusus kata nafs di dalam 
Al-Qur’an mempunyai banyak arti, di antaranya berarti sebagai totalitas manusia 
(QS.a/-Māidah/5 : 32): menunjuk kepada apa yang ada dalam diri manusia yang 
dapat menghasilkan perilaku  (QS. al-Raʻd /13:11); menunjuk kepada sisi dalam 
manusia yang berpotensi baik dan buruk (QS. al-Syams/9l:7-S). Kaum sufi lebih   
menekankan arti nafs kepada sesuatu yang dapat melahirkan sifat tercela dan 
perbuatan buruk. Sekalipun Al-Qur’an menegaskan bahwa nafs memiliki potensi 
pcsitif dan negatif, namun pada dasarnya potensi positif manusia lebih kuat 
dari potensi negatifnya, hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat dari daya 
tarik kebaikan. Lihat Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhuʻi Atas 
Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1416 H/1996M), Cet. ke-2, hh. 285-
286.  
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Ayat ke-16 Surat al-Ḥijr menjelaskan tentang adanya gugusan 
bintang-bintang di langit dan menjadi pemandangan indah bagi 
yang memandangnya. Ayat tersebut berbunyi:

. نَ اظِرِ�ي اهَا لِلنَّ نَّ يَّ
َ

وجًا وَز ُ مَاءِ �جُ ِ السَّ
ن

نَا �
ْ
 جَعَل

ْ
د

َ
ق
َ
  وَل

Terjemahnya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan 
bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi 
orang-orang yang memandangnya.

Setelah mengutip ayat tersebut secara lengkap, al-A̅lu �si�  
menjelaskan: Allah Swt. mengisyaratkan kepada langit żat dan 
gugusan sifat-sifat-Nya serta keagungan-Nya. Padanya berjalan 
qalb. sirr, ‘aql dan rūh ̣. Rūh ̣ berhasil memperoleh tauhid, tajrīd 
(penarikan diri sepenuhnya dari segala sesuatu selain Allah), dan 
tafrīd (pengasingan bāt ̣iniyyah). Al-‘Aql mendapatkan al-ma‘ārif 
(pengetahuan) dan al-kawāsyif (penyingkapan tabir). Al-Qalb (hati) 
menemukan al-‘isyq (cinta bergelora kepada Allah), al-maḥabbah 
(cinta yang luhur), khaūf (rasa takut), rajā’ (harapan), qabḍ 
(kesempitan spritual), basṭ (rasa lega), ‘ilm, khasyyah (ketakutan 
suci), uns (keakraban), dan inbisāt} (rasa lapang). Al-Sirr menemukan 
al-fanā’ (peniadaan diri), al-baqā’ (menetap dalam Allah), al-sukr 
(kemabukan spritual), dan al-ṣahẉ (kesadaran setelah mabuk). 
Selain penjelasan di atas, al-A̅lu �si� menyebutkan isyarat lain dengan 
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mengatakan: Allah mengisyaratkan bahwa di langit akal terdapat 
gugusan-gugusan maqa>ma>t dan tingkat-tingkat akal, yakni 
akal h ̣ayūlāni ̄ (material); akal bi al-malakah (habitual); akal al-fi‘il 
(aktual) dan akal al-mustafād (intelektual).401     

C. Kisah Para Nabi dan Rasul 

Al-Qur’an menginformasikan bahwa ada sebagian rasul yang 
dimuat kisahnya di dalam al-Qur’an, namun sebagiannya pula yang 
tidak disebutkan (QS.al-Nisā’:4:164). Sebanyak dua puluh lima orang 
rasul dapat dijumpai namanya termuat di dalam al-Qur’an. Ada di 
antara mereka yang kisahnya disebutkan dalam beberapa surat 
misalnya kisah Nabi Mu �sa�, Nabi Ibra �hi�m dan Nabi Nu �ḥ, sementara 
yang lain ada yang hanya disebut sepintas lalu saja seperti Nabi Ilya �s, 
Nabi Ilya �sa’ dan Nabi Żụlkifli�. Ada pula yang kisahnya mendominasi 
satu surat penuh seperti kisah Nabi Yu �suf as. Apabila ditelusuri 
kisah-kisah nabi yang terdapat di dalam al-Qur’an, ternyata bahwa 
kisah nabi Mu �sa�-lah yang paling banyak porsinya, yakni tersebar 
pada tiga puluh empat surat dan namanya terulang sebanyak 136 
kali.

401 Al-A ̅lu ̄si ̄, op.cit., Juz. XIV, h. 54. Al-‘Aql al-Halūyānī (material intellect) ialah akal 
yang semata-mata memiliki potensi untuk berpikir tetapi belum mendapatkan 
pelatihan; al-‘aql bi al-malakah (intellectual in habitu) ialah akal yang sudah mulai 
dapat berpikir tentang hal-hal abstrak tanpa perlu ada upaya, ia telah terlatih 
dengan baik, sehingga hal-hal yang abstrak selamanya terdapat di dalamnya. 
Akal semacam ini sanggup menerima limpahan ilmu pengetahuan dari akal aktif 
 :Lihat Harun Nasution, Falsafat dan Mistisisme dalam Islam (Jakarta .(العقل الفعال)
Bulan Bintang, 1992 M.), Cet. Ke-8, h. 36-37.   
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Untuk mengetahui porsi penyebutan nama setiap rasul/nabi 
dalam setiap surat dapat dilihat pada tabel berikut:

No. Nama Rasul/Nabi
Terulang 
sebanyak

Dalam jumlah 
surat

1. Mu �sa� 136 34

2. Ibra �hi�m 69 25

3. Nuḥ 43 28

4. Yu �suf 27 3

5. Lu�t ̣ 27 14

6. Ad̅am 25 9

7. ‘I̅sa� 25 11

8. Ha�ru�n 20 13

9. Isḥa,q 17 12

10 Sulaima �n 17 7

11 Da�ud 16 9

12 Ya‘qu�b 16 10

13 Isma �‘i�l 12 9

14 Syu‘aib 11 6

15 Hu�d 10 4

16 S ̣a �lih ̣ 9 8

17 Zakariya � 7 4

18 Yaḥya � 5 4
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19 Muh ̣ammad 4 4

20 Ayyu �b 4 4

21 Yu �nus 4 4

22 Idri�s 2 2

23 Żulkifli 2 2

24 Ilya �s 2 2

25 Ilya �sa’ 2 2

Dalam hubungannya dengan kisah nabi, al-A̅lu �si� tidak 
melewatkan penafsirannya secara isyārah setelah terlebih dahulu ia 
menafsirnya secara zahir. Dari dua puluh lima rasul yang tersebut 
namanya di dalam al-Qur’an, penulis hanya memilih lima orang di 
antaranya. yakni Nabi Ibra �hi�m, Nabi Nu�ḥ, Nabi Mu �sa�, Nabi ‘I̅sa� dan 
Nabi Yu �suf. Ditetapkannya kelima rasul tersebut adalah dengan 
pertimbangan bahwa yang keempat pertama adalah rasul-rasul 
yang termasuk sebagai‘Ulū al-‘Aẓm, sedangkan yang terakhir adalah 
dengan pertimbangan bahwa kisahnya mendominasi satu surah al-
Qur’an secara utuh. yaitu surat Yūsuf/12.

A. Nabi Ibra ̄hi ̄m  as.

Pada tabel di atas tercatat bahwa nama Nabi Ibra �hi�m terulang 
sebanyak enam puluh sembilan kali dalam dua puluh lima surat 
al-Qur’an. Penafsiran-penafsiran al-A̅lu �si� dalam bentuk isyārah, 
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Nabi Ibra �hi�m disimbolkan sebagai rūh ̣ yang berhadapan dengan 
raja Namru�d yang disimbolkan sebagai nafs ammārah. Penjelasan 
ini dapat dilihat ketika ia menafsirkan ayat 258 surat al-Baqarah. 
Untuk ayat 260 berikutnya, penafsiran al-A̅lu �si� akan dimuat secara 
utuh sebagai berikut:

هل الحج بداء  القلوب  مو�ة  أى   ( المو�ة ي 
ة

� كيف  أر�ن  رب  اه�ي  إ�ج قال  (وإذ 

ذلك أعلم  بلى)  (قال  يقينيا  علا  ذلك  تعلم  ألم  أى  تؤمن)  لم  أو  (قال   

) إشارة إلى طيور بعة من الط�ي ذ أر ن ) الذى هو عرشك (قال �ن ن قل�ج   (ليطم�أ

بعة من أطيار الغيب العقل والقلب والنفس سم وهى أر ي قفص الحج
ن

ي �
 الباطن ال�ة

ن المحبة على هن فاذ�ج ط�ي العقل بسك�ي هن وأذ�ج  والروح (فصرهن إليك) أى �ن

وت واذ�ج ط�ي �ج ب الحج الشوق على �ج ن  القلب بسك�ي الملكوت واذ�ج ط�ي  ب   �ج

 تيه
ن

ن العجز � ن الفردانية واذ�ج ط�ي الروح بسك�ي  مياد�ي
ن

ن العشق �  النفس بسك�ي
نية.402 عزة أسرار الر�ج

Artinya: (Dan [ingatlah] ketika Ibra ̄hi ̄m  berkata:”Ya Tuhanku, 
perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau meng-hidupkan 
orang-orang mati”) yaitu hati yang mati disebabkan penyakit 
kebodohan (Allah berfirman:”Apakah kamu belum percaya?”) 
yakni apakah kamu belum mengetahuinya dengan ilmu yakin? 
(Ibra ̄hi ̄m  menjawab:”saya telah percaya”) yang demikian itu 
aku telah mengetahui (“akan   tetapi agar bertambah tetap hati 
saya”) yang berpungsi sebagai arasy-Mu (Allah berfirman:”[kalau 
demikian] ambillah empat ekor burung”) ini mengisyatkan kepada 
empat ekor burung batin yang terdapat dalam sangkar tubuh, 

402 Ibid., Juz III, h.31. 
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yaitu empat jenis burung gaib: ‘aql, qalb, nafs, dan ru ̄h ̣(kemudian 
jinakkanlah berung-burung itu kepadamu) artinya, kumpulkanlah 
lalu sembelihlah kesemuanya. Sembelihlah burung ‘aql dengan pisau 
mahạbbah di pintu malakūt, sembelihlah burung qalb dengan pisau 
syaūq dipintu jabarūt sembelihlah burung nafs dengan pisau ‘isyq 
di padang fardāniyah, dan sembelihlah burung ru ̄h ̣ dengan pisau 
kelemahan di padang keperkasaan rahasia-rahasia rabbāniyyah.

Beradasarkan uraian di atas, al-A̅lu �si� mengisyaratkan bahwa 

yang dimaksud “ yang diperintahkan kepada Ibra (burung) ”ط�ي �hi�m 
untuk disembelih ialah burung batin/gaib, yakni ‘aql, qalb, nafs dan 
rūh ̣. Yang terkandung dalam perintah penyembelihan terhadap 
burung-burung gaib itu, menurut al-A̅lu �si� ialah proses dan tahapan-
tahapan penyucian dari keempat unsur batin yang ada di dalam 
tubuh manusia. Kemudian al-A̅lu �si� melanjutkan penjelasannya 
dengan uraian sebagai berikut:

كم ا ن جزءا) فاجعل العقل على جبل العظمة ح�ة ي�ة  (�ش اجعل على كل جبل م�ن

ي واجعل
ن

ا ليدرك�ن �ج بعد فنائه � بوبية فيص�ي موصوفا �ج  عليه أنوار سلطنة الر
ي بيداء التفكر منعو�ة

ن
ء ح�ة ألبسه سناء قدس فيتيه � �ي  القلب على جبل الك�ج

 بصرف نور المحبة واجعل النفس على جبل العزة ح�ة ألب�ا نور العظمة لتص�ي

العبودية ول تطلب أوصاف  
ن

تنازع�ن � ا فلا  بوبي�ة عل�ي ر ن   مطمئنة عند جر�ي

زل ح�ة ألب�ا نور النور وعز العز
أ
ال ال بوبية واجعل الروح على جبل حج  الر

نبساط ي الإ
ن

ي الصحو عاشقة �
ن

 السكر مطمئنة �
ن

 وقدس القدس لتكون منبسطة �

تينك سعيا) إلى
أ
دهن بصوت سر العشق (�ي ي التجليات (�ش ادعهن) و�ن

ن
ة �  راسن
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) يعزك بعرفانك هذه المعا�ن ن حدية (واعلم أن الله عز�ي
أ
مال ال ج  محض العبودية �ج

طنك.403 سرار �ج
أ
وره بغرائب التجلى ل ي �ن

ن
� ( ة (حك�ي  وإطلاعك على صفاته القد�ي

Artinya:  (“Letakkanlah   tiap-tiap seekor dari padanya atas 
tiap-tiap   bukit”) maka letakkanlah ‘aql di atas bukit al-‘azạmah 
sehingga terkumpul padanya cahaya kekuasaan rubūbiyyah dan 
menjadi sifatnya agar dapat mencapai Aku setelah ia fanā’ pada-
Ku, letakkan qalb pada bukit al-kibriyā’ sampai Aku memasangkan 
padanya pakaian kesucian-Ku menyebabkan ia menjelajah di 
padang tafakur melalui cahaya mahạbbah. Letakkan nafs di atas 
bukit al-‘izzah sampai Aku memasangkanya cahaya al-‘azạmah 
agar ia menjadi tenang ketika rubūbiyah-Ku berlaku padanya. Maka 
janganlah ia membangkang dalam penghambaan dan jangan pula 
meminta sifat rubūbiyyah-Ku, dan letakkanlah ru ̄h ̣pada bukit jamāl 
al-azal sampai Aku memasangkannya nu ̄r al-nūr, ‘izz al-‘izz, dan 
quds al-quds agar ia merasa lega dalam kemabukan dan tenteram 
dalam kesadaran. Asyik dalam kelegaan serta tetap bertahan dalam 
tajallī (“sesudah itu panggillah mereka”) dan serulah dengan 
suara rahasia ‘isyq (“niscaya akan datang kepadamu dengan 
segera”) menuju penghambaan yang murni dengan keindahan 
ahạdiyyah (dan ketahuilah bahwa Allah Mahaperkasa) Allah 
memuliakan kamu atas pengetahuanmu terhadap makna-makna 
ini serta pemahamanmu terhadap sifat-sifat qadīm-Nya (lagi 
Mahabijaksana) dalam penampakannya melalui tajallī yang aneh-
aneh bagi rahasia batinmu.

Di dalam menafsirkan ayat 124 dan 125 surat al-Baqarah yang 
berbunyi:
403 Ibid. 
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وَمِنْ  
َ

ال
َ
ق إِمَامًا  اسِ  لِلنَّ  

َ
ك

ُ
جَاعِل  ِ

ّ إِ�ن  
َ

ال
َ
ق هُنَّ  َّ �ةَ

َ
أ
َ
ف اتٍ  َ ِ

َ
بِك هُ  بُّ رَ  َ اهِ�ي َ إِ�جْ  

َ
ابْتَلى  وَإِذِ 

وا
ُ

ذ نِ
ةَّ

مْنًا وَا�
َ
اسِ وَأ  لِلنَّ

ً
ابَة

َ
بَيْتَ مَث

ْ
نَا ال

ْ
 جَعَل

ْ
. وَإِذ نَ �ي الِِ

َّ
دِى الظ  عَهْ

ُ
 يَنَال

َ
 ل

َ
ال

َ
ِ ق

�ة يَّ رِّ
ُ
 ذ

....
ًّ

َ مُصَلى اهِ�ي َ امِ إِ�جْ
َ
مِنْ مَق

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Ibrāhi ̄m diuji Tuhannya dengan 
beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrāhi ̄m  
menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan 
menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrāhi ̄m berkata: (Dan 
saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “Janjiku (ini) 
tidak mengenai orang yang zalim”. Dan (ingatlah). Ketika Kami 
menjadikan rumah itu (Baitulla ̄h) tempat berkumpul bagi manusia 
dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian  maqam Ibrāhi ̄m 
tempat shalat...”

Kata “ٍات َ ِ
َ

ditafsir oleh al-A̅lu ,”ك �si� dengan tingkatan-tingkatan 
rūh ̣āniyyah, yaitu: qalb, sirr, rūh ̣, khafā’, waḥdah, ahẉāl, dan 

maqāmāt. Kata “إِمَامًا”, yaitu dalam keadaan baqā’ setelah fanā’ serta 

kembali kepada al-khalq dari al-Ḥaqq. Kata “َبَيْت
ْ
 yaitu hati yang ,”ال

menjadi tempat kembalinya manusia. Yang dimaksud “ َ اهِ�ي َ إِ�جْ امِ 
َ
 ,”مَق

adalah maqām al-rūh ̣ dan al-khullah yang berfungsi sebagai tempat 
salat hakiki yang berwujud musyāhadah dan khullah żauqiyyah.404

Ayat 76, 77 dan 78 surat al-An‘ām memuat kisah Nabi Ibra �hi�m 
tentang proses pencariannya terhadap Tuhan. Di sana disebutkan, 
ada tiga fenomena alam yang dilihat oleh Nabi Ibra �hi�m yaitu muncul 
dan terbenamnya bintang-bintang, bulan dan matahari, yang pada 

404 Ibid., Juz I, h. 292. 
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akhirnya, Nabi Ibra �hi�m mengambil kesimpulan bahwa ketiganya itu 
bukanlah Tuhan karena mereka terbenam, dengan mengatakan “aku 

tidak senang kepada tuhan yang tenggelam”. Kata بًا
َ
وْك

َ
 (bintang) ك

diterjemahkan oleh al-A̅lu �si� dengan bintang nafs yang disebut 
dengan rūh ̣ ḥayawāniyyah. Pada ketika itu, Allah memperlihatkan 

bintang kepadanya melalui naman-Nya al-Muḥyī. Kata “القمر” (bulan) 
ditafsirkan dengan bulan qalb, dan Allah memperlihatkannya 

melalui nama-Nya al-‘Alīm dan al-Ḥakīm. Sedangkan kata “الشمس” 
(matahari) diartikannya dengan matahari rūh ̣, yang pada saat itu 
Allah meperlihatkannya lewat nama-Nya al-Syahīd. al-‘Aliy dan al-
‘Aẓīm.405 Ketiga peristiwa alam yang terjadi melalui ketiga benda 
alam, yakni bintang, bulan dan matahari yang disaksikan oleh Nabi 
Ibra �hi�m  masing-masing disimbolkan sebagai nafs, qalb dan rūh ̣ oleh 
para penafsir isyāri ̄, termasuk al-A̅lu �si�  seperti yang dapat dipahami 
dari uraian-uraiannya di atas.

Selanjutnya, al-A̅lu �si� mengutip al-Naisa�bu �ri� dalam 
penakwilannya terhadap ayat-ayat tersebut: “ketika malam 
keraguan dan kegelapannya datang, pertama-tama Ibra�hi�m  melihat 
kepada alam tubuh yang berakhir dengan tenggelamnya dalam ufuk 
tagayyur (perubahan), menyebabkan ia tidak melihat kecocokan 
untuk dipertuhan, lalu ia meningkat kepada alam nafs yang dapat 
mengatur tubuh, namun ditemuinya pula tenggelam dalam ufuk 
istikmāl (butuh kepada sesuatu untuk mencapai kesempurnaan).  
Ibra �hi�m kemudian meningkat kepada alam akal semata (al-‘aql al-
mujarrad) tetapi juga tenggelam dalam ufuk imkān (kemungkinan). 
405 Ibid., Juz VII, h. 210. 
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Lalu ia mengambil kesimpulan bahwa yang tidak tenggelam 
hanyalah Yang Wajib Adanya, yaitu Allah Swt.406

B. Nabi Mu ̄sa ̄ as.

Seperti telah dikatakan bahwa nabi yang terpanjang kisahnya 
di dalam al-Qur’an ialah Nabi Mu�sa� as., di mana kisahnya disebutkan 
dalam tiga puluh empat surat dan namanya terulang sebanyak 
seratus tiga puluh enam kali. Tokoh-tokoh utama yang berhadapan 
dengan nabi Mu �sa� dalam menjalankan dakwahnya antara lain: 
Firʻau �n, Qa�ru�n, Ha �ma �n, dan Sa �miri�. Sedang yang berperan utama 
dalam mendampinginya menjalankan tugasnya adalah saudaranya 
sendiri, Ha�ru�n a.s., sementara itu Nabi Syuʻaib adalah selaku tokoh 
yang memberikan bantuan kepadanya baik bantuan moril maupun 
meteril. Tokoh lain yang tidak disebutkan namanya secara tegas di 
dalam al-Qur’an ialah al-Ḥiḍr. di mana nabi Mu �sa� pernah berguru 
padanya. Al-Ḥiḍr di dalam al-Qur’an hanya disebutkan oleh Allah 
sebagai “‘Abdan min ‘ibādinā ātaināhu raḥmatan min ‘indinā wa 
‘allamnāhu min ladunnī ‘ilman” (seorang hamba diantara hamba-
hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi 
Kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami” 
(QS. al-Kahf/18: 65).

Dalam penafsiran isyārah-nya, al-A̅lu �si� selalu menyimbolkan 
Nabi Mu �sa� dengan “qalb”, sementara Firʻau �n disimbolkan sebagai 
“nafs”. Tetapi ketika Mu �sa� disebut bersama dengan Ha�ru�n, maka 
Ha�ru�nlah yang disimbolkan sebagai qalb dan Mu �sa� sebagai rūh ̣. 
406 Ibid .
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Hal ini dapat dilihat ketika ia menafsirkan QS. al-A‘ra�f/7: 142. 
Untuk tokoh Qa�ru�n, Ha�ma �n dan Sa�miri� tidak disinggungnya. 

Adapun kata “عصا” (tongkat) QS. al-Baqarah/2: 60 mengisyaratkan 

kepada kalimat tauhid: “الله إل  إل  yang menurut al-A̅lu ”ل  �si�, kata 
itu mempunyai dua cabang, nafy dan iṡbāt dan keduanya dapat 
memancarkan cahaya ketika berhadapan dengan kegelapan nafs, 

dan kata “ة عينا  yaitu dua belas mata (dua belas mata air) ”إثنتا ع�ش
air yang memancar dari air hikmah yang terkandung dalam kalimat 
tauhid itu yang hurufnya berjumlah dua belas. Kedua belas huruf 
itu melambangakan dua belas sifat manusia yang terdiri atas lima 
indera zahir dan lima indera batin ditambah dengan qalb dan nafs.407  

واحد“  QS. al-Baqarah/2: 61 ialah (makanan satu macam) ”طعام 

makanan rohani berupa hikmah dan makrifah.408 “بقرة” (sapi betina) 
QS. al-Baqarah/2: 67 diartikan dengan nafsu kebinatangan.409

Dalam Surat Ṭa �ha �/20: 10 dan 12 ada beberapa penggalan ayat 
yang ditafsir oleh al-A̅lu �si� yang perlu dikemukakan di sini, antara 

lain: “را �ن رأى   yang dimaksud api di sini (ketika ia  melihat api) ”إذ 

ialah “tempat tajallī-Nya. “نعليك  maka tanggalkanlah kedua) ”فاخلع 
terompahmu) diartikan: “tinggalkan perhatianmu kepada dunia 
dan akhirat serta teruskan perjalanan dengan hati yang penuh 
konsentrasi secara totalitas dalam pengenalan kepada Allah”: 

lembah yang suci Tụwa) ”الوادى المقدس طوى“ �) yaitu “lembah kesucian 

407 Ibid., Juz I, h. 273. Al-A ̅lu ̄si ̄ tidak merinci yang mana dimaksud indra zahir dan 
mana indra batin. 

408 Ibid., h. 278. 
409 Ibid, h. 294. 
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keagungan dan keperkasaan Allah”.410 Berkaitan dengan kata al-
na‘lain dalam ayat tersebut, al-A̅lu �si� menjelaskan bahwa seorang 
hamba harus berjalan di atas kedua kaki. Kedua kaki yang dimaksud 
olehnya ialah al-rajā’ dan al-khaūf.411 Artinya, seorang yang tengah 
menempuh perjalanan spiritual menuju Allah seyogyanya selalu 
bersikap rajā’ (mengharap agar semua amalannya dapat diterima 
oleh Allah) dan khaūf (merasa cemas kalau-kalau amalnya tidak 
diterima oleh Allah).

Bagian lain dari kisah Mu �sa� yang ditafsir secara isyārah oleh 
al-A̅lu �si� adalah pertemuannya dengan al-Ḥiḍr. Hal ini dapat dilihat 
ketika ia menafsir surat al-Kahf/17:65. al-A̅lu �si� menulis sebagai 
berikut:

م سبحانه
ن

) فيه إشارة إلى أن لله تعالى خواص أضا�  (فوجدا عبدا من عباد�ن

ليل وهو سم الحج ه وأخص خواصه عز وجل من أضافه إلى الإ  إليه وقطعهم عن غ�ي

�ي الغيبة الراجع إليه تعالى وليس ميع الصفات أو إلى �ن امع لحج  اسم الذات الحج

) وهى مرتبة كرم صلى الله عليه وسلم (آتيناه رحة من عند�ن
أ
 ذاك إل حبيبه ال

اص الذي ل يعلم إل  القرب منه عز وجل (وعلناه من لد�ن علا) وهو العلم الحن
ته تعالى.412 من حهج

Artinya:  (lalu mereka bertemu   dengan seorang hamba dari 
hamba-hamba   Kami) ini mengandung isyarat bahwa Allah 
mempunyai orang-orang khusus yang dinisbahkan kepada-Nya 

410 Ibid. Juz XVI, h. 210 
411 Ibid, h. 211. 
412 Ibid., Juz. XV, h. 22.
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serta memutuskan hubungan mereka dari  selain-Nya. Dan yang 
terlebih khusus lagi orang yang dinisbahkan kepada nama-Nya 
yang mulia yaitu ism żat yang menghimpun seluruh sifat-sifat-Nya, 
dan atau yang disandarkan kepada dạmīr gaibah (kata ganti orang 
ketiga) yang kembali kepada-Nya. Tiada lain  yang dimaksud kecuali 
Nabi Muhammad saw. (Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi 
Kami) yaitu martabat al-qurb (kedekatan) kepada-Nya. (dan yang 
telah Kami ajarkan kepadanya  ilmu dari sisi Kami) yaitu ilmu 
khusus yang tidak dapat diketahui kecuali dari sisi-Nya. 

Dalam menjelaskan apa yang dimaksud ilmu ladunī, al-A̅lu �si� 
mengutip al-Junaid (w. 297 H./910 M.) yaitu: “Pengetahuan tentang 
rahasia-rahasia tanpa ẓann serta tidak berbeda dengan kenyataan 
yang sebenarnya, hanya dapat diketahui melalui penyingkapan 
cahaya-cahaya gaib. Hal semacam ini dapat dacapai oleh seseorang 
yang mampu memelihara seluruh anggota tubuhnya dari segala 
yang menyalahi ketentuan, lalu melenyapkan segala gerak-geriknya 
dari berbagai keinginan dan menganggap dirinya sebagai wayang di 
hadapan Tuhannya tanpa ada cita dan kehendak”.413 Makna lain ilmu 
ladunī itu ialah:”Ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada wali-Nya 
tentang hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan hamba-
Nya”. Atau, “Ilmu gaib yang berkaitan dengan ʻilm al-af‘āl, utamanya 
pengetahuan terhadap sebagian rahasia takdir Allah sebelum 
terjadinya. Terlebih khusus lagi ʻilm al-asmā’ dan ʻilm al-żāt”.414

413 Ibid.  
414 Ibid. 
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Keterangan yang lebih jelas lagi dapat dilihat ketika ia 
menafsirkan penggalan ayat 68 surat Yu�suf. Al-A̅lu �si� menulis sebagai 
berikut:

الغيب ظاهر  ن  نوع�ي على  وهو  اللد�ن  العلم  إلى  اشارة  علناه  لما  علم  لذو   وإنه 

طن و�ج والفراسات  والكرامات  والحالت  والمقامات  المعاملات  دقائق  علم   وهو 

ويسمى الصفات  وعلم  المعرفة  حكمة  ويسمى  فعال 
أ
ال بطون  علم  وهو   الغيب 

يد وعلم أسرار القدم يد والتجر اصة وعلم الذات ويسمى التوحيد والتفر  المعرفة الحن

 الثالث لل� والرابع ل�
ن

ال و� ن للروح محج ول�ي
أ
ي ال

ن
 ويسمى علم الفناء والبقاء و�

 ال�.415

Artinya: (Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan, karena 
Kami telah mengajarkan kepadanya) sebagai isyarat kepada ilmu 
ladunī. Ilmu ladunī ada dua macam: a) zạ̄hir al-gaib, yaitu ilmu yang 
sangat halus yang berhubungan dengan muʻāmalah, maqām, hạ̄l, 
karāmah, dan firāsah; b) bātịn al-gaib, yaitu ilmu tentang batinnya 
al-af’āl, dinamai pula dengan hịkmah al-maʻrīfah; ilmu al-sịfāt, 
dinamai pula dengan al-maʻrīfah al-khāsṣạh; ilmu al-żāt, dinamai 
pula dengan al-tauhị̄d, al-taf̄id dan al-tajrīd; dan ilmu asrār al-qidām, 
dinamai pula dengan ilmu al-fanā’ wa al-baqā’. Yang pertama dan 
kedua adalah lapangannya ru ̄h,̣ yang ketiga untuk sirr, dan yang 
keempat untuk sirr al-sirr).

Untuk mendukung adanya ilmu ladunī, atau adanya suatu ilmu 
yang khusus diberikan kepada nabi, al-A̅lu �si� mengutip hadis mikraj 

415 Ibid., Juz XXII, h. 78. 
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yang disebutkan oleh al-Qasṭala �ni� dalam kitab al-Mawāhib yang 
berbunyi:

دها فأورث�ن علم ن كت�ن فوجدت �ج  سأل�ن ر�ج فلم أستطع أن أجيبه فوضع يده ب�ي

نه إذ علم أنه ل يقدر على ن وعل�ن علوما ش�ة فعلم أخذ على ك�ة خر�ي
آ
ن وال ول�ي

أ
 ال

يل عليه السلام يذكر�ن �ن فيه وعل�ن القرآن فكن ج�ج ى وعلم خ�ي  حله أحد غ�ي
416. اص من أم�ة به وعلم أمر�ن بتبليغه إلى العام والحن

Artinya: Aku ditanya oleh Tuhanku, tapi aku tidak mampu menjawab-
Nya. Lalu diletakkannya tangan-Nya di antara kedua bahuku di mana 
aku dapat merasakan dinginnya. Maka diajarkannyalah kepadaku 
ilmu orang-orang dahulu dan ilmu orang-orang kemudian. 
Diajarkan pula berbagai macam ilmu lain: ada ilmu yang harus saya 
sembunyikan karena tidak seorang pun yang mampu membawanya 
selain aku; dan ada pula ilmu yang aku disuruh memilihnya. 
Kemudian Allah mengajarkan aku Al-Qur’an dimana Jibril bertugas 
selalu mengingatkan aku. Dan ada pula ilmu yang aku disuruh 
menyampaikannya kepada umatku baik orang awam maupun orang 
khawas.

C. Nabi Nu ̄ḥ as.

Nabi Nu �ḥ termasuk salah seorang yang digolongkan sebagai 
rasul Ulū al-ʻAzm. Namanya disebutkan di dalam al-Qur’an 
sebanyak empat puluh tiga kali dalam dua puluh delapan surat. 
Nama Nabi Nu �ḥ dijadikan salah satu nama surat al-Qur’an yaitu 
surat yang ke-71. 

416 Ibid. Juz XV, h. 22.
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Al-Qur’an mengisahkan bahwa pada masanya telah terjadi 
banjir besar yang menenggelamkan seluruh kaumnya kecuali yang 
percaya kepada risalahnya. Bahkan salah seorang anaknya, Kanʻa �n 
namanya, turut binasa ditelan banjir bersama orang-orang kafir 
lain dari kaumnya. Peristiwa ini termuat dalam surat Hu �d/ll:36-49. 
Sebagian dari penafsiran al-A̅lu �si� terhadap ayat-ayat tersebut dapat 
dilihat sebagai berikut: pada ayat 37, penggalan ayat berbunyi: 

عيننا 
أ
 Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan) واصنع الفلك �ج

petunjuk wahyu Kami). Kata أعيننا  (pengawasan Kami) diartikan 
dengan ‘ain al-jam‘. Dengan kata lain, kata al-A̅lu �si�, bahwa yang 
dimaksud dengan kata itu ialah: “Tetaplah dalam pengawasan 
dan penjagaan Kami, dan jangan sama sekali kamu melihat dan 
mengandalkan amalmu. Karena barang siapa yang melihat selain 
Aku, akan terhijab dari pada-Ku”. Dapat pula berarti: “Hindari usaha 
untuk mengatur dirimu, dan perbuatlah apa saja yang kamu ingin 
lakukan di bawah penyaksian Kami tanpa penyaksian dirimu atau 
penyaksian orang lain”.417

Selanjutnya, al-A̅lu �si� menegaskan bahwa wajib mempercayai 
dan membenarkan zahir kisah ini seperti yang dikisahkan 
Allah sebagaimana adanya. Mengingkari yang demikian adalah 
merupakan kekafiran. Namun, menurut sebagian tokoh sufi, kata al-
A ̅lu �si�, bahwa sesudah menyatakan iman dan pembenaran terhadap 
kisah itu tidak tertutup kemungkinan adanya takwil lain sebagai 
bahagian orang-orang sufi pada ayat itu. Mereka menakwilkan 
kata “al-fulkī dengan syariat Nabi Nu �ḥ yang menyelamatkannya 
417 Ibid., Juz XII, h. 78.
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bersama kaumnya yang beriman, sedangkan “al-tannūr yang di 
ayat lain (al-Ankabu�t/29:14) disebut “al-ṭufānn diartikan dengan 
meluapnya lautan al-hayūlā serta membinasakan bagi siapa 
yang tidak menghindarkannya dengan cara mengikuti nabi dan 
mensucikan jiwa. Atau meluapnya air hawa nafsu tabiat atas hati 
serta menenggelamkannya di lautan al-hayūlā jasmani.418 Berikut 
ini dimuat secara lengkap penafsirannya terhadap ayat 42 surat 
Hu�d sebagai berikut:

 

 

 

 

 

  419  

Artinya: (Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam 
gelombang) dari lautan tabiat jasmani (laksana gunung) yang 
menghijab pandangan dan menghalang perjalanan. Mereka tidak 
memperdulikannya, mereka terpelihara, tidak akan ditimpa sedikit 
pun dari gelombang itu. Pelayaran semacam ini juga terjadi pada 
mulanya bagi penempuh jalan rohani dan sekiranya bukan karena 
terpeliharanya dalam menetapi perahu syariat, maka pasti ia akan 
binasa. (dan Nu ̄h ̣ memanggil anaknya) yang terhijab oleh akal 

418 Ibid .
419 Ibid., h. 78-79.
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yang bercampur dengan ilusi (wahm). (sedang anak itu berada di 
tempat yang jauh terpencil) disebabkan terhijabnya dari agama 
dan syariat. (wahai anakku, naiklah [ke kapal] bersama dengan 
kami) masuklah ke dalam agama kami (dan janganlah kamu berada 
bersama orang-orang kafir) yang terhijab, dan binasa disebabkan 
oleh gelombang hawa nafsu dan tenggelam di lautan tabiat.

Pada ayat-ayat selanjutnya ada beberapa kata yang perlu 

diketahui tentang penafsirannya, di antaranya: kata الموج 

(gelombang) pada rangkaian ayat yang berbunyi الموج ما  بي�ن  وحال 
(dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya) 
diartikan dengan “gelombang hawa nafsu dan meluapnya air  lautan 

tabiat”. Kata أرض (bumi) yang terdapat dalam penggalan ayat 

أقل� و�ي سماء  ماءك  ابل�  أرض   hai bumi telanlah airmu, dan hai)  �ي 
langit [hujan] berhentilah) diartikan dengan “bumi tabiat” sedang 

kata سماء (langit) diartikan dengan “akal yang terhijab oleh adat 
kebiasaan serta indra yang tercampur dengan ilusi yang diselubungi 

oleh awan hawa nafsu”. Adapun kata الماء (air) pada rangkaian ayat 

الماء  diartikan dengan “air kekuatan (dan airpun disurutkan) وغيض 

tabiat jasmani”, sedang kata ودى  dimana perahu Nu�ḥ (bukit Judi)  الحج

berlabuh, diartikan dengan نوح bukit wujud Nabi Nu) جبل وجود  �ḥ). 
Kemudian ayat 48 berikutnya yang mengandung perintah kepada 
Nabi Nu�ḥ agar turun dari bahtera yang ditumpanginya, diartikan: 
“Turunlah dari tempat al-jam‘ sebagai puncak maqām al-wilāyah dan 
konsenterasi tauhid menuju ke tempat al-tafṣi ̄l dan penyampaian 
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syariat kenabian dengan cara kembali kepada makhluk serta 
menyaksikan al-kaṡrah dalam ‘ain al-waḥdah.420

D. Nabi I ̅sa ̄ as.

Nama Nabi I ̅sa� a.s. disebutkan sebanyak dua puluh lima kali 
dalam sebelas surat. la juga termasuk salah seorang rasul Ulū al-
‘Azm. Dalam rangkaian ayat yang mengisahkan mukjizat Nabi I ̅sa�, 
al-A̅lu �si� menulis sebagai berikut:

 

Artinya: (Sesungguhnya aku telah datang kepadamu) dari alam 
gaib dengan membawa suatu tanda besar yaitu (aku membuat 
untuk kamu) melalui didikan dari tanah nafs kemanusiaan (sebagai 
bentuk burung) yang terbang ke hadirat Allah swt. dengan kedua 
sayap al-rajā’ dan al-khaūf (kemudian aku meniupnya) dengan 
tiupan ilmu ketuhanan dan nafs kehidupan hakiki (maka ia menjadi 

420 Ibid. Bukit Judi terletak di Armenia sebelah selatan, berbatasan dengan 
Mesopotamia. Lihat Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, catatan 
kaki no. 721.

421 Ibid., Juz III, h. 174.p
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seekor burung) yaitu nafs hidup yang terbang di angkasa al-jamāl 
dan al-jalāl menuju ke hadirat Allah swt. (dengan izin Allah, dan 
aku menyembuhkan orang-orang buta sejak dari lahirnya) yaitu 
kebutaan yang terhijab oleh pandangannya kepada selain Allah 
dari pandangannya melihat cahaya segala cahaya (dan orang yang 
berpenyakit sopak) yaitu orang yang ditimpa penyakit-penyakit 
buruk berupa akidah yang rusak yang mengakibatkan berbeda 
dengan kulit yang bersipat fitṛiyyah (dan aku menghidupkan 
orang mati) yaitu kematian kebodohan dengan kehidupan ilmu 
hakiki (dengan izin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa 
yang kamu makan) yaitu yang kamu makan berupa kelezatan 
dan memperturutkan hawa nafsu (dan apa yang kamu simpan) di 
rumah niatmu berupa angan-angan yang laksana fatamorgana di 
tanah yang datar”.

Sementara itu dalam ayat 253 surat al-Baqarah, kata al-Bayyināt” 
diartikan dengan “Ayat-ayat yang jelas berupa menghidupkan hati-
hati yang mati dan mengabarkan apa yang tersimpan di gudang 
rahasia gaib’’.422 Sedangkan ayat ke 55 surat A ̅li ‘Imra�n, al-A̅lu �si� 
menulis:

Artinya: (Ingatlah, ketika Allah berfirman: “Hai ʻI̅sa ̄, sesungguhnya 
Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu) dari 

422 Ibid. h. 11.
423 Ibid., h. 192.
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bentukmu yang bersifat baru (dan mengangkat kamu kepada-
Ku) dengan sifat rubūbiyyah (dan membersihkan kamu dari 
orang-orang kafir) dengan menyibukkan rahasiamu dari; segala 
perhatianmu kepada selain Allah.

Kata (وروح منه=dan [dengan tiupan] rūh ̣ dari pada-Nya) dalam 

ayat 171 surat al-Nisā’, al-Al̅u �si� menafsirkan dengan mengatakan:  أي 

النقائص ه عن  سا�أ  ن م�ن  yaitu perintah suci yang bersih dari) أمر قدس 
segala kekurangan).424 Sedangkan rangkaian ayat 110 surat al-
Māidah, al-A̅lu �si� menulis sebagai berikut:

Artinya: (Dan [ingatlah] diwaktu Aku mengajar kamu kitab) yaitu 
kitab hakikat dan ma‘rīfah. (dan hikmah) yaitu hikmat sulūk pada 
Allah ‘Azza wajalla demi mendapatkan akhlak, ahẉāl, maqāmāt, 
tajrīd, dan tafrīd (dan Taura ̄t) yaitu ilmu-ilmu zahir dan hal-hal yang 
berhubungan dengan perbuatan-perbuatan serta keadaan nafsu 
dan sifat-sifatnya (dan Injil) yaitu ilmu-ilmu batin, di antranya ilmu 
tajallī sifat dan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan hati dan 
sifat-sifatnya.

424 Ibid, Juz VI, h. 46.
425 Ibid., Juz VII, h. 73-74.
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E. Nabi Yu ̄suf a.s.

Kisah Nabi Yu �suf a.s. mendominasi satu surat secara sempurna 
dan namanya menjadi nama untuk surat yang ke-12. Kata “Yu�suf 
terulang sebanyak dua puluh tujuh kali di dalam al-Qur’an. Dua 
puluh lima kali di antaranya tersebut dalam surat itu sendiri, 
sedangkan dua kali yang lain disebutkan pada surat al-A‘rāf/ 16:48 
dan pada surat Gāfir/40:34. Dari seratus sebelas ayat dalam surat 
ini, empat puluh enam diantaranya diangkat oleh al-A̅lu �si� untuk 
ditafsir secara esoterik (isyārah).

Kisah Nabi Yu�suf adalah kisah yang paling indah dari sekian 
kisah yang termuat di dalam al-Qur’an. Hal ini dapat diketahui dari 
pernyataan al-Qur’an sendiri, yaitu firman Allah pada surat Yu�suf, ayat 

ke-3 yang berbunyi 
َ

رْآن
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
 هَذ

َ
يْك

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
ا أ َ

صَصِ �جِ
َ
ق
ْ
حْسَنَ ال

َ
 أ

َ
يْك

َ
صُّ عَل

ُ
ق
َ
نُ ن ْ َ   �ن

(kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan 
mewahyukan al-Qur’an ini kepadamu).

Al-A̅lu �si� mengemukakan beberapa penyebab indahnya kisah 
ini, yaitu: 1) karena di dalamnya termuat kisah antara al-‘āsyiq wa 
al-ma‘syūq (pencinta dan yang dicintai) yang dapat memberikan 
kesenangan bagi jiwa; 2) karena adanya penjelasan tentang hakikat 
cinta sejati bagi pencinta dan kejernihan rahasia para ‘a ̄rifīn: 3) 
adanya peringatan atas kesudahan yang baik bagi orang-orang 
yang berlaku benar dan jujur; 4) adanya dorongan untuk mengikuti 
jejak orang-orang yang bertawakkal serta mencontohi zuhūdnya 
orang-orang zāhid; 5) terkandung petunjuk, agar hanya kepada 
Allah saja tempat bergantung ketika mendapatkan kesusahan: 6) 



| 256 |

Menembus Dimensi Esoterik

kisah ini mengungkap hal-ihẉal orang-orang khianat serta jeleknya 
orang-orang pembohong; 7) menjelaskan ujian bagi orang-orang 
khawāṣ dengan berbagai macam cobaan serta balasannya berupa 
kelembutan dan kenikmatan dari Allah Swt.; 8) di dalamnya 
disebutkan siasat raja dalam memimpin rakyatnya; dan 9) karena 
sepanjang kisah ini tidak ditemukan perintah dan larangan yang 
dapat mengganggu perhatian ketika menyimaknya.426

Ima �m al-Qusyairi� (376 H - 465 H) menyebutkan enam hal yang 
menyebabkan kisah Nabi Yu �suf disebutkan oleh Allah sebagai ah ̣san 
al-qaṣaṣ. yaitu: 1) tidak terdapat perintah dan larangan di dalamnya 
yang dapat mengganggu perhatian atas kemungkinan adanya 
peluang untuk tidak mampu melaksanakannya secara penuh; 2) 
di dalamnya termuat kisah cinta; 3) disebutkan pemberian maaf 
Nabi Yu �suf atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat saudara-
saudanya terhadap dirinya; 4) disebutkan usaha Yu�suf menghindari 
dan menepis ajakan dan rayuan permaisuri raja untuk melakukan 
perbuatan serong; 5) apabila dibanding dengan kisah-kisah 
lain yang pernah mereka minta kepada Nabi Muhammad untuk 
dikisahkan; dan 6) Karena al-Qur’an bukan makhluk.427

Selanjutnya al-A̅lu �si� menyerupakan mimpi yang dilihat Nabi 
Yu �suf dengan mimpi yang dilihat Nabi Muhammad Saw. (ru’yā 
ṣādiqah sebagai suatu tanda untuk mengawali kenabiannya. Mimpi-
mimpi semacam itu apabila telah menjadi kuat akan berubah 

426 Ibid.. JuzXII. h. 74. 
427 Lihat ʻAbd al-Karīm ibn Hawāzin ibn ʻAbd al-Mālik ibn Tadạh ibn Muhạmmad 

al-Qusyairī Latạ̄if al-Isyāra ̄t, ditahq̣i ̄q oleh Ibrāhi ̄m Bis-yauni ̄, Jilid III (Kairo: Dār 
al-Kātib al-ʻArābi ̄, tth.), hh. 166-167.
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menjadi kasyf.428 Ketika menjelaskan maksud penggalan ayat yang 

berbunyi: (إخوتك على  ك  رؤ�ي تقصص  al-A̅lu (ل  �si� menghubungkan 
dengan tata krama yang harus diikuti oleh penempuh jalan rohani, 
yaitu tidak pantas bagi mereka membeberkan rahasia mukāsyafah 
selain kepada mursyidnya.429 Arti eksoterik ayat itu adalah: “Jangan 
kamu ceriterakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu”. 
Rangkaian ayat ke-21, al-A̅lu �si� menulis sebagai berikut:

Artinya: (Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada 
isterinya: “Berikanlah kepadanya tempat [dan layanan] 
yang baik) dikatakan: janganlah kamu memandangnya dengan 
pandangan hawa nafsu, karena wajahnya adalah cermin tajallī-Nya di 
dalam alam. Atau jangan kamu memandangnya dengan pandangan 
kehambaan, tetapi pandanglah dengan pandangan ma‘rīfat agar 
kamu dapat melihat padanya cahaya-cahaya rubūbiyyah. Atau 
tempatkanlah cintamu di dalam hatimu bukan pada nafsumu, karena 
hati adalah tempat ma‘rīfat dan taat, sedangkan nafsu adalah tempat 
fitnah dan syahwat.

428 Ibid.
429 Ibid, h. 75.
430 Ibid., h. 76.
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Ayat ke 84 menginformasikan bahwa Nabi Ya‘qu�b mengalami 
kebutaan disebabkan kesedihan yang menimpanya sejak 
perpisahannya dengan anak kesayangannya, Yu �suf a.s. Al-A̅lu �si� 
mengutip pendapat yang mengatakan bahwa kebutaan Nabi Ya‘qu�b 
disebabkan oleh tangis kesedihannya atas derita perpisahannya 
dengan tajallī keindahan al-Ḥaqq dari cermin wajah Yu �suf. Berbeda 
dengan tangis Nabi Ad̅am dan Nabi Da �wu �d, tidak mengakibatkan 
kebutaan karena tangis keduanya adalah tangis penyesalan dan 
taubat.431

Senada dengan itu, al-Qusyairi� (376 H - 465 H) mengatakan, 
tangisan Nabi Da �wu �d lebih deras daripada tangisan Nabi Ya‘qu�b, 
namun tidak menyebabkan kebutaan, karena Yu �suf yang ditangisi 
olehnya tidak mampu menjaga matanya atau penglihatannya, 
sementara Da�wu �d menangis karena Allah dan Dia-lah sendiri yang 
memeliharanya.432 Maksudnya, tangisan Ya‘qu�b disebabkan oleh 
rasa rindunya kepada anak kesayangannya Yu �suf, menyebabkan 
matanya menjadi buta dan anaknya itu tidak kuasa mencegah 
kebutaannya. Sementara tangisan Nabi Ad̅am dan Da�wu �d tidak 
menyebabkan kebutaan karena tangisnya adalah karena Allah dan 
Allah pulalah yang melindunginya.

Al-A̅lu �si� menutup uraiannya mengenai kisah Yu�suf a.s. dengan 
mengutip penakwilan sebagian orang-orang sufi yang diakuinya 
sendiri sebagai mempersulit diri: Yu ̄suf ditakwil sebagai hati 
yang penuh kesiapan sempurna. Yaʻqu ̄b sebagai akal, saudara-

431 Ibid., h. 80.
432 Al-Qusyairī, Ibid, h. 199-200.
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saudaranya seabagi lima indra zahir; lima indra batin dan potensi 
syahwat sedangkan Bunyamin sebagai potensi akal praktis. Rahīl, 
ibunda Yu �suf sebagai nafs lawwāmah. Layya (ibu dari saudara-
saudaranya yang lain) sebagai nafs ammārah, al-jubb (sumur) 
sebagai tabiat badaniyyah, al-qamīs ̣ (baju) yang dipakai Yu �suf 
sebagai sifat kesiapan asli dan cahaya fiṭrah, al-zi’b (serigala) 
sebagai potensi sifat marah [al-gaḍabiyyah]. al-dam al-kāżib (darah 
tipuan) sebagai pengaruh dari sifat al-gaḍabiyyah, memutihnya 
mata Ya‘qu ̄b sebagai meredupnya penglihatan hati serta hilangnya 
cahaya akal, terjualnya dengan harga murah kepada raja Mesir 
diartikan sebagai penyerahan tabiat Yu �suf kepada ‘azīz al-rūh ̣. 
imra’ah al-‘azīz sebagai nafs lawwāmah, qadd al-qamīs ̣ min 
dubur (koyaknya gamis dari belakang) sebagai merobek pakaian 
sifat al-nūriyyah yang menjadi sumber akhlak mulia dan amal saleh, 
pertemun dengan tuannya di pintu diartikan sebagai munculnya 
cahaya rūh ̣ ketika qalb menuju kepadanya, saksi yang memberikan 
kesaksian ditakwil sebagai pikiran, kedua temannya dalam 
penjara sebagai kekuatan cinta rohani dan kekuatan hawa nafsu, 
khamar sebagai khamar cinta, roti sebagai kelezatan, burung, 
sebagai kekuatan jasmaniyah, raja sebagai akal actual, sapi-sapi 
yang dilihat raja dalam mimpi sebagai tingkatan-tingkatan nafs, dan 
seterusnya.433

433  Al-Alu>si>, op. tit h. 83-84.



Bagian Kedelapan 

MENGENAL  
TERMA-TERMA TASAWUF

A. Permasalahan Istilah

Eksplanasi yang dikemukakan oleh al-A̅lu �si� terhadap ayat-ayat al-
Qur’an, di dalamnya banyak dijumpai istilah-istilah yang sering 

digunakan di dalam dunia tasawuf. Hanya saja, sangat disayangkan 
karena istilah-istilah itu tidak diberikan penjelasan yang memadai, 
bahkan pada umumnya hanya disinggung secara sepintas 
lalu saja. Istilah-istilah yang dimaksud, misalnya: al-maqām,,434  

434 Al-Maqām ( jamaknya/-maqāmāt), adalah semacam kedudukan spiritual. 
Sering pula disebut dengan stasiun-stasiun yang mesti dilalui oleh seorang 
penempuh jalan spiritual. Maqām ini diperoleh melalui upaya sungguh-sungguh 
(mujāhadah). Para pakar Tasawuf tidak seragam dalam menetapkan jumlah dan 
urutan stasiun-stasiun ini. Abū Bakr al-Kalābazi ̄ menetapkan sepuluh macam 
maqām dengan urutan-urutannya sebagai berikut: al-taubah, al-Zuhd, al-sạbr, 
al-faqr, al-tawādụʻ, al-taqwā. al-tawakkal, al-ridạ̄, al-mahạbbah, dan al-maʻrīfah. 
Abū Nasṛ al-Sarrāj menetapkan tujuh macam stasiun dengan urutannya: al-
taubah, al-wara' al-zuhd. al-faqr. al-sạbr. al-tawakkal. dan al-ridạ̄. Abū Hạmi ̄d al-
Gazāli ̄ menyebutkan delapan jenis maqām dengan urutannya: al-taubah, al-sạbr. 
al-faqr, al-zuhd, al-tawakkal, al-mahạbbah, al-maʻrīfah, dan al-ridạ̄. al-Qusyairī 
hanya menyebut enam macam sebagai yakni: al-taubah. al-warā', al-zuhd. al-
tawakkal. al-sạbr. dan al-ridạ̄. Lihat Harun Nasution, Ftisafat dan Mistisisme 
dalam Islam. (Jakarta: Bulan Bintang. 1992 M). Get. ke-3, hh. 62-63. Lihat pula 
Amstrong, op.cit, h. 175.
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al-ḥāl,435 al-qabḍ dan al-basṭ ,436 al-jam‘ dan al-farq,437jam‘ 
al-jam‘,438 al-fanā’ dan al-baqā’,439 al-sukr dan al-sahw,440 al-
uns,441 al-riyāḍah,442 al-musyāhadah,443 al-mukāsyafah,444  

435 Al-Hạ̄l adalah kondisi spiritual yang menguasai hati dan merupakan anugrah dan 
karunia Allah yang tidak bisa dicapai melalui usaha. ia datang dan pergi tanpa 
diduga-duga. Yang termasuk hạ̄l antara lain: al-khauf. al-tawādụʻ, al-taqwā, al-
ikhlās,̣ al-uns, al-wujd, dan al-syukr. Lihat ibid. Harun Nasution dan Amstrong, h. 
85.

436 Al-Qabd ̣dan al-Basṭ ̣kedua istilah ini merupakan suatu pasangan yang maknanya 
saling berlawanan. al-Qabd ̣(rasa sempit hati/cemas). al-Basṭ ̣(rasa lapang hati/
senang/harap). Kaum sufi menggunakan lafal qabd ̣untuk menunjuk kepada arti 
cemas (khauf) dan lafal basṭ ̣kepada arti harap (raja’) Apabila rasa cemas yang 
mendominasi hati seorang hamba, maka dikatakan ia berada dalam keadaan 
qabd.̣ dan apabila rasa harap yang dominan, maka ia berada dalam keadaan 
basṭ.̣ Liha: al-Syarqāwī, op.cit. h. 231-132.

437 Lihat catatan kaki no. 15.
438 Jamʻ al-jamʻ adalah pengalaman kesatuan yang tidak mengandung perbedaan 

sama sekali, bahkan gagasan tentang persatuan dengan Allah sekalipun. Lihat 
Amstrong. op.cit, h. 130.

439 Al-Fanā’ dan al-Baqā’. Al-Fana’ bermakna "penafian diri", sedang al-Baqā’ 
bermakna sebaliknya "penetapa- diri". al-Fanā’ yaitu hilangnya sifat-sifat tercela 
dari seorang sālik (penempuh jalan spiritual). al-Baqā’ yaitu tegaknya sifat-sifat 
terpuji bagi seorang sālik. Artinya apabila seorang hamba fanā’ dari segala akhlak 
buruk, maka muncullah padanya akhlak mulia. Seorang yang meninggalkan 
sifat basyāriyyah-nya dan perhatiannya hanya tertuju kepada Allah, maka pada 
saat iru ia akan baqā’ rohaninya bersama Allah. Lihat al-Qusyairi ̄, op.cit. h. 228. 
Bandingkan al-Syarqāwī. op.cit. hh. 227-228.

440 Al-Sukr dan al-Sahw, kedua term ini merupakan suatu pasangan yang tidak 
terpisahkan. Sukr adalah suatu keadaan hilangnya kesadaran diri disebabkan 
adanya pengaruh spiritual yang kuat, misalnya tenggelam dalam żikrullāh. Sahw 
adalah keadaan pulihnya kesadaran setelah hilangnya melalui al-sukr. Lihat 
Amstrong, op.cit, h. 267 dan 250. Lihat pula al-Qusyairī, op.cit., h. 236.

441 Lihat catatan kaki no. 71.
442 Al-Riyādạh adalah disiplin asketis atau latihan kezuhudan. Disiplin ini hanya 

merupakan sarana bukan tujuan. Riyādạh merupakan usaha mendidik dan 
melatih nafs untuk mencapai akhlak mulia. Lihat al-Syarqāwī. op.cit. h. 163 dan 
Amstrong, op.cit, h. 242.

443 Lihat catatan kaki no 56
444 Al-Mukāsyafah (terangkatnya tabir). Yaitu suatu tahapan di mana seorang sālik 

mulai melihat sinar atau kilasan. la dapat memantau alam al-miṡāl melalui 
pandangan jasadnya/panca indranya. la mampu merasakan dan mengindra 
realitas dari alam tersebut-Makhluk yang rendahpun kadangkala mampu 
memiliki persepsi semacam itu. Lihat Khan Sạ̄hib Khayā, op.cit, h. 222.
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al-wajd,445 al-khafī,446 al-khawāt ̣ir,447 al-khalwah dan al-jalwah,448 al-
h ̣aqi ̄qah al-muḥammadiyyah,449 dan masih banyak yang lain. Tidak 
jarang pula dijumpai istilah-istilah yang dikenal dalam filsafat, 
misalnya istilah: al-nafs al-kullīyah,450 al-‘aql dalam berbagai 
tingkatannya, yakni al-‘aql al-hayūlāni ̄; al-‘aql bi al-malakah, al-‘aql 
bi al-fi‘l, dan al-‘aql al-mustafād.451

B. Terma “Mah ̣abbah’

Salah satu term yang banyak dibicarakan dalam tasawuf yang 
juga mendapat porsi agak memadai dalam tafsir al-A̅lu �si� ialah term 
al-ḥubb. Untuk mengetahui sampai di mana pemikiran al-A̅lu �si� 
dalam masalah ini, berikut akan diangkat uraian-uraiannya dalam 

445 Al-Wujd ialah ekstase spiritual yang datang ke dalam hati secara tidak terduga-
duga yang dapat menimbulkan reaksi-reaksi fisik seperti rasa sedih, namun 
dapat pula terjadi bagi seseorang yang mengalami wajd terlihat olehnya keadaan 
akhirat atau terjadi kasyf antara dia dengan Allah. Wajd bisa menampakkan 
keindahan manakala Keindahan Allah (Jamālullāh) mendominasi keadaan: 
bisa pula menampakkan keperkasaan manakala Keagungan Allah (Jalālullāh) 
mendominasi keadaan. Lihat al-Kala ̄bāzi ̄, op.cit, h. 132. Lihat pula Amstrong, 
op.cit. h. 313.

446 Lihat catatan kaki no. 35
447 Lihat catatan kaki no. 39
448 Lihat catatan kaki no. 67.
449 Al-Hạqīqah al-Muhạmmadiyyah. Yaitu hakikat dari segala hakikat. Ini merupakan 

turunan pertama wujud dari Yang Mahatakterjangkau. Yaitu Zat dengan entitas 
pertama, yakni al-Ism al-Aʻzạ̄m (Nama Yang Mahaagung). Lihat Amstrong, op.tit, 
h. 89. Lihat pula al-Jurjāni ̄. op.cit.. h. 102.

450 Al-Nafs al-Kulliyah atau Nafs al-ʻA̅lam (Soul of the world) ialah sumber pertama 
kesatuan alam dan geraknya, ia mengatur alam sebagaimana ia mengatur 
jiwa dan tubuh. Pendapat ini dianut oleh mazhab wahḍah al-wujūd. Sebagian 
mengartikan sebagai "Tuhan", dan sebagian yang lainnya mengartikannya 
sebagai "martabat pertengahan antara Tuhan dan seluruh alam". Plato 
memahami sebagai "sumber keteraturan dan keseimbangan di dalam alam". 
Lihat Tim Majmaʻ al-Lugah al-ʻArabiyyah, al-Muʻjam al-Falsafī, (Kairo: al-Haiah 
al-ʻA ̅mmah  Syuūn al-Matạ̄biʻ al-Ami ̄riyyah, 1399 H/1979 M), h. 204.

451 Lihat catatan kaki no. 86.
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bentuk penafsiran isyārah. Uraiannya terhadap masalah al-ḥubb 
ini dapat dijumpai ketika ia menafsir ayat 31 surat Al̅i ‘Imrān, yang 
berbunyi:

. ٌ ورٌ رَحِ�ي
ُ
ف

َ
ُ غ ْ وَاللهَّ وبَكُ

ُ
ن
ُ
ْ ذ كُ

َ
فِرْ ل

ْ
ُ وَيَغ ُ اللهَّ بِبْكُ ْ ُ ِ �ي

بِعُو�ن
َّ
ات

َ
َ ف  اللهَّ

َ
ون بُّ ِ

ةُ
� ْ نْ�ةُ

ُ
 ك

ْ
 إِن

ْ
ل

ُ
 ق

Artinya: Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, 
ikutilah aku. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-
dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Al-A̅lu �si� menitik beratkan uraiannya kepada empat hal dalam 
masalah al-maḥabbah (cinta kepada Allah), yakni hakikat al-
maḥabbah. cabang al-maḥabbah, etika dan pembagian al-maḥabbah.

Tentang hakikat al-maḥabbah ia mengatakan sebagai berikut:

ان الشوق وروح الروح بلذة العشق  اق القلب بن�ي ن اح�ة وحقيقة المحبة عند العارف�ي

ن  ياه القدس ورؤية الحبيب بع�ي نس و�ارة النفس �ج
أ
ر ال ي �ج

ن
واستغراق الحواس �

لق  ن لق المحب �ج ن  غيب الغيب و�ة
ن

ان ال� � ن وط�ي ن الك عن الكون�ي ض ع�ي
ن

الك وعم
المحبوب.452

Artinya: Hakikat maḥabbah menurut para ‘a ̄rifīn ialah 
terbakarnya al-qalb dengan api al-syaūq dan rūh ̣ al-rūh ̣ dengan 
lezatnya al-‘isyq, tenggelamnya indra di lautan al-uns, bersihnya al-
nafs dengan air al-quds. melihat yang dicintai dengan ‘ain al-kull. 

452 Al-A ̅Iu ̄si ̄, Juz III, op.cit, h. 142.
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menutup ‘ain al-kull dari dua alam (dunia-akhirat), terbangnya al-
sirr di alam gaib al-gaib, dan pencinta [al-muḥibb] berakhlak seperti 
akhlaknya yang dicintai (al-maḥbūb). 

Cabang al-maḥabbah, menurut al-A̅lu �si� ialah mengikuti segala 
yang dikehendaki oleh al-maḥbūb, menerima segala cobaan, qad ̣ā’ 
dan qadar-Nya dengan penuh kerelaan, serta mengikuti sunnah 
Rasulullah Saw. Etikanya ialah meninggalkan segala bentuk syahwat 
dan kelezatan sekalipun yang dibolehkan, senantiasa berada dalam 
keadaan khalwah dan murāqabah, menghirup udara yang keluar 
dari alam al-ṣifāt, berlaku tawāḍū‘ dalam segala gerak dan diam.453

Selanjutnya, al-A̅lu �si� membagi al-maḥabbah kepada tiga macam, 
yakni a) maḥabbah al-‘awām. yaitu cinta yang berdasarkan atas 
nikmat atau jasa baik dari yang dicintai. Orang yang berada pada 
tingkatan ini melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan. 
Hal ini sudah menjadi tabiat manusia akan mencintai kepada siapa 
saja yang berbuat baik kepadanya; b) maḥabbah al-khawāṣ, ialah 
cinta yang berdasarkan rasa kagum dan rasa hormat kepada yang 
dicintai tanpa ada pamrih, karena yang dicintai itu memang patut 
dan berhak untuk dicintai; dan c) maḥabbah khawāṣ al-khawāṣ, yaitu 
cinta yang muncul dari al-jażbah al-ilāhiyyah (tarikan ilahi). Cinta 
semacam ini dimiliki oleh orang-orang yang tingkat makrifatnya 
telah mencapai kesempurnaan.454

Adapun cinta Allah kepada hamba-Nya yang terdiri atas tiga 
macam hal tersebut adalah berbentuk rahmat bagi yang berada 

453 Ibid.
454 Ibid.
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pada tingkat ‘awām, berupa al-faḍl (karunia) bagi tingkat khawāṣ 
dan berwujud al-jażbah (tarikan ilahi) untuk tingkat khawāṣ al-
khawāṣ.455 Dalam membicarakan masalah al-ḥubb, al-A̅lu �si� mengacu 
pula kepada konsep yang diajukan oleh Ra �bi �‘ah al-Adawiyah 
(713-810 H) yang membagi cinta kepada dua bagian seperti yang 
didendangkan dalam syairnya: 

ك.456 نك أهل لذا
أ
ن حب الهوى وحبا ل أحبك حب�ي

Aku mencintai-Mu  dengan dua cinta, cinta karena diriku dan 
cinta karena diri-Mu.

Cinta dilihat dari segi sasaran dan objeknya dibagi kepada dua 
bagian; cinta karena diri sendiri dan cinta karena Allah. Keduanya 
menyadarkan sang pecinta dan yang dicintai saling merindukan. 
Keduanya (Allah dan hamba) saling merindukan perjumpaan

455 Ibid, h. 142.
456 Ibid.



Bagian Kesembilan

EPISTEMOLOGI TAFSIR ISYÀRÌ DAN 
PENGEMBANGANNYA

A. Ru ̄ḥ al-Maʻāni ̄  dan Pencapaian Ma‘rīfatullāh

Tafsir sebagai salah satu sarana kajian al-Qur’an telah mengalami 
perkembangan yang sangat pesat sejak masa-masa awal Islam 

sampai sekarang. Kitab-kitab tafsir yang tak terhitung jumlahnya 
itu yang ditulis dalam berbagai jenis dan coraknya tidaklah sulit 
menemukannya. Salah satu corak dari sekian banyak corak tafsir 
adalah tafsir yang bercorak isyāri ̄ (al-Tafsīr al-Sụ̄fī). Tafsir ini 
termasuk tidak sepesat perkembangannya dibanding dengan tafsir 
corak lain, sehingga jumlahnya pun dapat dihitung jari.

Al-Tafsīr al-Isyāri ̄ adalah suatu usaha penampilan penakwilan 
ayat-ayat al-Qur’an yang berbeda dari arti zahirnya dikarenakan 
adanya isyarat-isyarat tersembunyi di balik yang zahir, yang hanya 
dapat ditangkap oleh sebahagian ulama (ulū al-ʻilm), atau oleh 
orang-orang ʻārif bi Allāh dari golongan orang yang menempuh 
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jalan rohani dan berjihad melawan nafs: mereka adalah orang-
orang yang diterangi penglihatan hatinya oleh Allah, sehingga 
mereka menemukan rahasia-rahasia al-Qur’an, atau pengungkapan 
terhadap apa yang terpatri dalam benaknya dari sebagian makna-
makna yang halus dengan perantaraan ilham Ilahi, dan penafsiran 
mereka itu ada peluang untuk mengkompromikan antara kedua arti, 
yaitu arti isyarat dan arti zahir dari yang dimaksud oleh ayat-ayat al-
Qur’an. Ilmu semacam ini tidak termasuk dalam kategori ilmu kasbī, 
yakni ilmu yang dapat diperoleh melalui usaha penelaahan atau 
dengan penelitian, akan tetapi ilmu ini termasuk dalam kategori 
ilmu ladunnī, yaitu ilmu yang didapat melalui pemberian langsung 
dari Allah sebagai pengaruh dari ketakwaan, istiqāmah dan ṣalāh 
(kebaikan) seseorang.

Rūh ̣ al-Maʻāni ̄ karya al-A̅lu �si� adalah salah satu kitab tafsir 
besar yang selain memuat penafsiran-penafsiran zahir seperti yang 
umum dilakukan oleh mufasir lain, juga memuat penafsiran isyārah 
yang tidak biasa dilakukan mufassir zahir lain, kecuali hanya sedikit 
saja, misalnya al-Naisabu�ri� dan al-Qusyairi�. Dengan termuatnya 
penasfiran-penafsiran isyārah tersebut, maka timbul perbedaan 
pendapat di kalangan pakar ‘Ulūm aI-Qur’ān di dalam memberikan 
penilaian terhadap tafsir tersebut. Di antara mereka ada yang 
memasukkan tafsir ini ke dalam pola al-Tafsīr bi al-Ra’y, sementara 
yang lain memasukkan ke dalam pola al-Tafsir al-lsyāri ̄. Melihat 
secara utuh dan menyeluruh, tafsir ini sulit ditentukan coraknya, 
karena di dalamnya terkandung beberapa corak tafsir. Ia  memuat 
pembahasan berbagai masalah yang dapat dikategorikan sebagai 
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salah satu corak tafsir, misalnya masalah fiqh, teologi, bahasa dalam 
berbagai cabangnya, baik dalam bidang nahẉ, balāgah, dsb. Demikian 
pula dalam metode penulisannya, tidak dapat ditetapkan suatu 
metode tertentu yang digunakan, karena penulisnya menggunakan 
metode campuran, yang sebagian penulis menyebutnya sebagai al-
manhaj al-jamʻī (metode komprehensif) atau al-manhaj al-mausūʻī 
(metode ensiklopedis), namun yang menonjol adalah metode tah ̣līlī.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa al-Al̅u �si� hanya 
memilih sekitar 1388 ayat saja  dari 6235 ayat yang terdapat di dalam 
al-Qur’an, yakni hanya sekitar 22,26 % dari keseluruhan ayat al-
Qur’an. Ke- 1388 ayat tersebut tersebar pada 48 surat dari 114 surat 
di dalam al-Qur’an, atau sama dengan 42,10 %.

Dalam penafsiran-penafsiran isyārahnya, agaknya al-A̅lu �si� 
terpengaruh oleh penulis-penulis tafsir isyārah yang telah ada 
sebelumnya, utamanya oleh tafsir yang disusun oleh al-Qa�sya �ni� yang 
lebih dikenal dengan tafsir Ibn ʻArabi �, sehingga dapat ditemukan 
kutipan-kutipannya yang persis sama dengan bunyi dan redaksi 
aslinya. Sebagai salah seorang penganut tarekat Naqsyabandiyyah, 
ajaran tarekat tersebut turut pula mewarnai penafsira-penafsiran 
isyārah-nya.

Walaupun penulisnya tidak menyatakan secara jelas dan 
terinci tentang bentuk dan karakteristik penafsiran isyārah-nya, 
namun dapat diketahui dengan mengamati uraiannya berupa 
penakwilan-penakwilan simbolik terhadap ayat-ayat al-Qur’an. 
Di antara karakteristik penafsiran isyārah-nya ialah: 1) jenis-jenis 
ibadah lahiriah-jasmaniah dibawa pula pengertiannya kepada 
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ibadah batiniah-rohaniah, misalnya nafs, qalb, dan rūh ̣ mempunyai 
jenis salat, puasa, zakat, haji dalam bentuk tersendiri, 2) para rasul 
atau nabi yang disebutkan namanya di dalam al-Qur’an disimbolkan 
sebagai rūh ̣ atau qalb, misalnya Nabi Ibra �hi�m dan Nabi Mu �sa�, 
sedang raja yang memusuhi para rasul disimbolkan sebagai nafs, 
misalnya Firʻau �n, Namru�d dan Ja�lu �t, 3) benda-benda alam berupa 
planet-planet, misalnya matahari, bulan, bintang, langit dan bumi 
kadangkala diidentikkan dengan keadaan yang ada dalam batin 
manusia, yakni nafs, qalb, rūh ̣, dan sirr.  Demikian pula terhadap 
fenomena alam lainnya, misalnya “malam” disimbolkan sebagai 
“kegelapan nafs “; “ siang” disimbolkan sebagai “cahaya rūh ̣ ”, 4) 
karakteristik yang paling tampak ialah bahwa apabila seorang 
sedang membaca hasil penafsiran isyārah-nya akan terasa seakan-
akan ia sedang membaca sebuah buku tasawuf.

Dari karakteristik-karakteristik penafsiran isyārah al-A̅lu �si� 
yang dapat diamati, seperti tersebut di atas, nampak sekali bahwa 
tafsirnya mengandung corak tas ̣awufī, tetapi tidak tertutup 
kemungkinan adanya infiltrasi unsur-unsur penafsiran kaum 
Bāt ̣īniyyah di dalamnya, karena untuk penafsiran isyārah-nya ia 
merujuk kepada pendapat berbagai kalangan ulama sufi yang 
tcrsebar di dalam tafsir-tafsir yang bercorak isyāri, padahal masih 
ada di antara mereka yang masih dipertanyakan, bahkan sebagian 
ulama menolaknya sama sekali.

Dengan mengacu kepada komentar dan penilaian positif 
beberapa ulama terhadap tafsir Rūh ̣ al-Maʻāni ̄ ternyata bahwa tafsir 
tersebut mempunyai corak tas ̣awufī (isyāri ̄) dan dapat ditegaskan 
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bahwa penafsiran-penafsiran isyārah yang termuat di dalamnya 
masih dalam batas-batas kewajaran, tidak dalam wujud tafsir 
Bāt ̣i ̄niyyah. Namun demikian, sebagai seorang manusia biasa, 
tentunya ia tidak luput dari kekeliruan dan kekhilafan. Sikap yang 
paling minimal yang dapat ditujukan kepadanya ialah berh ̣usn al-
żann, seperti yang dicontohkan oleh al-Ẓ̇ahabi �.

Pembaca awam, utamanya bagi yang tidak memiliki 
pengetahuan dasar tentang ilmu tasawuf akan menemui kesulitan 
di dalam memahami uraian-uraiannya yang begitu samar dan 
kurang jelas, dan ia banyak memunculkan istilah-istilah serta term-
term tasawuf dan filsafat yang tidak diberikan komentar yang 
memadai. Namun kesulitan tersebut akan terobati dengan cara 
kembali membaca penafsiran zahirnya yang memang diletakkan 
mendahului penafsiran isyārah-nya. Di dalam tafsirnya, al-A̅lu �si� tidak 
mencampur baurkan antara penafsiran isyārah-nya dan penafsiran 
zahirnya, sehingga pembaca yang tidak merasa berkepentingan 
dengan salah satu di antara keduanya dapat saja meninggalkannya 
tanpa perlu merasa terganggu.

Porsi yang dimunculkan al-A̅lu �si� dalam penafsiran isyārah 
sangat kecil dibanding dengan porsi penafsiran zahirnya, bahkan 
porsi yang disebut pertama seakan hanya sebagai pelengkap saja, 
sehingga ada kalangan yang menganggapnya bahwa termuatnya 
penafsiran tersebut sekedar memenuhi keinginan penulisnya 
agar tafsirnya memuat segala-galanya sebagai: Multaqā al-Tafāsīr 
(tempat bertemunya kitab-kitab tafsir).
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Anggapan tersebut di atas, agaknya tidak dapat diterima begitu 
saja. Penulis beranggapan bahwa penafsiran-penafsiran isyārah 
yang termuat di dalam tafsirnya sekalipun porsinya sedikit bukanlah 
sekedar pelengkap saja, tetapi lebih dari pada itu, yakni al-A̅lu �si� pada 
dasarnya ingin menunjukkan bahwa al-Qur’an adalah ibarat lautan 
yang luas tanpa batas, mempunyai arti zahir dan arti batin, dan hal 
ini dibuktikan di dalam tafsirnya dengan dimuatnya tafsir secara 
isyārah bersama dengan tafsir zahir. Penulis mendasarkan anggapan 
ini atas beberapa argumen, yakni 1) Rūh ̣ al-Maʻāni ̄, adalah nama yang 
dipilih bagi tafsirnya dan dapat diartikan sebagai “jiwa/semangat 
makna-makna”. Dengan melihat sepintas lalu nama tersebut, 
seorang yang punya rasa bahasa akan segera memahami bahwa di 
dalam tafsir tersebut tersirat arti yang berkonotasi spiritual atau 
bersifat rohaniah, 2) memperhatikan kata pengantar penulisnya 
di dalam mengawali tafsirnya terasa sekali adanya orientasi dan 
nuansa sufistis yang terkandung di dalam untaian kata-katanya 
yang puitis. Di dalam ilmu Balāgah dikenal istilah barā’ah al-istihlāl 
atau h ̣usn al-ibtidā’ yang menggambarkan bahwa hanya dengan 
membaca kata pengantar atau kata pendahuluan suatu tulisan saja 
akan tergambar pula secara umum isi dan kandungan uraian-uraian 
yang akan disampaikan selanjutnya, 3) juga di dalam pengantarnya, 
al-A̅lu �si� menguraikan berbagai macam hal yang berhubungan 
dengan ilmu tafsir, termasuk yang berhubungan dengan al-Tafsīr al-
lsȳri ̄. Selain itu di dalam penafsiran-penafsiran selanjutnya dijumpai 
pembelaannya terhadap kaum sufi dan hasil penafsirannya berupa 
tafsir isyarāh.
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Tafsir Rūh ̣ al-Maʻāni ̄ sebagai suatu karya besar yang mengantar 
penyusunnya ke jajaran mufasir-mufasir besar lainnya telah hadir di 
tengah-tengah masyarakat dunia Islam dengan membawa nilai plus, 
berupa kajian-kajian sufistis yang jarang ditemukan pada tafsir-
tafsir lain, sehingga tafsir ini menjadi salah satu rujukan utama yang 
memenuhi standar. Namun demikian tidak berarti tafsir ini tidak 
mempunyai kekurangan. Dibanding dengan tafsir yang sekelas 
dengannya, dapat dikatakan bahwa tafsir ini mempunyai keunikan 
tersendiri yang dapat menjadi daya tarik untuk mengkajinya.   

B. Pengembangan Epistemologi al-Tafsīr al-lsyāri ̄

Epistemologi tafsir isyāri ̄ mengalami sebuah masalah 
ketika dihadapkan dengan epistemologi keilmuan modern yang 
berkembang di berbagai lembaga pendidikan tinggi, tidak terkecuali 
pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) baik negeri 
maupun swasta. Eksplanasi yang dikemukakan dengan pendekatan 
“mimpi” misalnya, itu tidak dapat diterima oleh paradigma ilmu 
pengetahuan modern. Berbeda dengan penfasiran-penafsiran isyāri ̄ 
yang dilakukan oleh para penafsir isyāri ̄. Bahkan, seringkali mereka 
tidak merujuk kepada fakta empiris atau kitab-kitab yang sudah 
ada, sehingga sering dinilai hasilnya subjektif.

Al-Qur’an memiliki makna dan dimensi batin sebagaimana 
manusia sebagai sasarannya harus menyentuh dimensi batin pula. 
Kegagalan menyelaraskaan antara makna inti (core meaning) al-
Qur’an dengan jiwa manusia merupakan kegagalan epistemologi 
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ilmu pengetahuan modern. Sebab, hanya menjadikan manusia 
mengalami keterbelahan (splite). Al-Qur’an seolah hanya berdialog 
dengan ‘manusia robot’ – fisik tanpa rohani. Rohani menjadi 
kering. Ia tidak pernah masuk atau berada di luar pintu. Hasilnya, 
penafsiran hanya menyentuh keindahan retorika minus makna. 
Kesadaran tidak tersentuh, sehingga iman, takwa, dan akhlak mulia 
tidak berkembang dalam menuntun manusia. Padahal al-Qur’an 
merupakan petunjuk bagi manusia secara utuh, jasmani dan rohani. 
Demikian pula al-Qur’an, ia mengandung sisi luar  atau tekstualitas 
(ʻibārah) dan sisi dalam (isyārah).

Tafsir isyāri ̄ memiliki daya jangkauan yang lebih dalam 
melampau tektualiats al-Qur’an, sehingga tidak berkutat pada 
pembuktian lahiriah (empiris). Tafsir isyāri ̄, tidak berkutat pada 
makna literal (outer literal meaning) meskipun untuk sampai kepada 
makna esoteriknya, seorang mufasir tetap harus melewati makna 
literalnya terlebih dahulu, karena itulah makna yang utama sebelum 
menyelami makna esoteriknya. Pemaknaan secara esoterik (inner 
hidden meaning) menurut peminat dan pelakunya merasakan lebih 
efektif membentuk karakter yang baik. Makna literal berkutat pada 
makna luar dan menyentuh pada makna terdalam (inner hidden 
meaning). Memahami makna terdalam al-Qur’an akan membawa 
seseorang untuk masuk kedalam dirinya dengan merasakan sebuah 
pengalaman batin yang terkadang tidak mampu terbahasakan. 
Seolah kehabisan formulasi bahasa untuk menggambarkannya. 
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Manuskrip “Fotocopy Mikrofilm”, tersimpan di Da�r al-Kutub al-
Qaumiyyah Mesir, nomor kode 4732, t.th.

A ̅lu �si�, Mah ̣mu �d Syiha�b al-Di�n Abu � al-Ṡana � al-. Rūh ̣ al-Ma‘āni ̄ fī Tafsīr 
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Tura �ṡ al-‘Arabi�, t.th.

Bukha �ri�, Abu � ‘Abdilla�h Muh ̣ammad ibn Isma �‘i�l. Ṣah ̣īh ̣ al-Bukhāri ̅. 
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Mu’assasah al-Miṣriyyah al-‘A�mmah li al-Ta’li�f wa al-Tarjamah 
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Jawāhir al-Qur’ān wa Duraruhū. Cet. I; Bairut: Da�r al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1409 H./ 1988 M. 



| 277 |

Menembus Dimensi Esoterik

Girba �l, Muh ̣ammad Syafi�q, et.al. al-Mausū‘ah al-‘Arabiyyah al-
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Kairo: Da�r Nahḍah Mis ̣r, tth.
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Mājah. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.



| 278 |

Menembus Dimensi Esoterik

Ibn Manz ̣u �r, Muh ̣ammad ibn Mukram. Lisān al-‘Arab. Juz IV, Bairut: 
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Kairo: Da�r al-Ṭiba �‘ah wa al-Nasyr al-Isla�miyyah, 1412 H./ 1992 
M. 

Jauziyyah, Syams al-Di�n Muh ̣ammad ibn Abi � Bakr Ibn Qayyim al-. al-
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Syaḥa �tah, ‘Abdulla�h. Tafsīr al-Ay̅āt al-Kauniyyah. Cet. I; Kairo: Da�r al-
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TENTANG PENULIS

Dr. KH. Baharuddin HS, M.A. - atau yang lebih sering disapa dengan 
AGH. Dr. Baharuddin HS, M.A.- lahir Bone, 2 Mei 1948. Beliau lahir 
dari pasangan K.H. ̒ Abd. S ̣afa Husain (w. 1975) dan Indare (w. 1954). 
Pernikahan K.H. ʻAbd. S ̣afa Husain dengan Indare dikaruniayai tiga 
putra, yaitu AGH. Drs. Muh. H ̣ariṡah HS, AGH. Dr. Baharudin HS, 
M.A., dan Prof. Dr. H. Najamuddin HS, MA. Pernikahan KH. Abduh 
Shafa dengan Hj. Kanang sepeninngal istri pertamanya (Indare) 
juga dikarunia tiga anak, yaitu Hj. Hadijah HS, Ir. H. Ahmad HS, dan 
Prof. Dr. H. Saifuddin HS, M.A. H. Baharuddin menikah dengan Hj. 
Nurhaedah Djibo. Dari pernikahan keduanya, mereka dikaruniai 
satu putri yaitu Hj. Nahdiyah, S.S., M.Pd. (27-01-1981), dan empat 
putra yaitu Diyauddin S.S., M.Si. (09-04-1984), Raisuddin (17-06-
1987), Hisnuddin, S.Pd. (13-06-1992), dan Khadimuddin (20-01-
1998). 

Berkah Abbahnya berlatar belakang seorang pendidik maka 
Dr. H. Baharuddin HS, M.A. mengawali pendidikan dari ayahnya 
sejak di kampung kelahirannya, di Cakkeware Kecamatan Cendrana 
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Kabupaten Bone pada sekolah Arab yang didirikannya sambil 
menempuh pendidikan pada Sekolah Rakyat (SR). Malam hari ia 
mengikuti pengajian kitab bersama dengan santri lainnya di bawa 
asuhan ayahnya. Menjelang tamat di Madrasah Ibtidaiyah (MI) ia 
pindah ke Madrasah Ibtidaiyah As‘adiyah di Sengkang Kabupaten 
Wajo dan tamat pada tahun 1962. Setamat dari Madrasah Ibtidaiyah, 
ia melanjutkan pendidikannya ke tingkat Madrasah Tsanawiyah 
(MTs.) As‘adiyah di Sengkang dan tamat pada tahun 1965. Setelah 
itu, ia melanjutkan ke PGAN 4 Tahun di Sengkang dan diselesaikan 
pada tahun 1965. Ia kemudian menempuh jenjang pendidikan pada 
Madrasah Aliyah As‘adiyah di Sengkang hingga tamat pada tahun 
1968. Pada tahun yang sama, ia menamatkan pendidikan pada 
Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN) 1968. 

Tidak puas sampai di situ, ia melanjutkan pendidikan pada 
jenjang Sarjana Muda Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas 
Adab IAIN Alauddin Ujung Pandang dan diraihnya pada tahun 1977. 
Tidak berhenti di Sarjana Muda, ia melanjutkan pada jenjang Sarjana 
Lengkap Fakultas Adab IAIN Alauddin Ujung Pandang di jurusan 
dan fakultas yang sama dan meraih gelar Doktorandus (Drs.) pada 
tahun 1986. Di tengah-tengah kesibukannya menjalankan tugas 
sebagai guru, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2) 
PPs IAIN Alauddin Ujung Pandang dan meraih gelar magister dalam 
pengkajian Islam pada 1996. Ia pun memilih untuk berkarir sebagai 
dosen tetap. Ketika beralih menjadi dosen pada almamternya, 
Fakultas Adab IAIN Alauddin Makassar, ia segera melanjutkan 
pendidikan ke jenjang pendidikan tertinggi, Doktoral (S3) PPs IAIN 
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Syarif Hidayatullah Jakarta sejak 1997 dan menyelesaikannya pada 
tahun 2002 dengan gelar Doktor (Dr.). 

Selain mengikuti jenjang pendidikan formal, ia juga mengikuti 
beberapa pelatihan, antara lain 1) Penataran Bahasa Arab bagi 
Guru-Guru Pesantren dan Perguruan Tinggi Islam se Indonesia 
selama 50 hari, diselenggarakan oleh Universitas Ibn Saud (LPBA) 
di Jakarta 1984; 2) Penataran Motivator Pondok Pesantren se 
Indonesia Timur di Pondok Pesantren DDI Mangkoso Sul-Sel 1984; 
3) Penataran Bahasa Arab bagi Guru-Guru Bahasa Arab MAPK 
(6 bulan), diselenggarakan oleh Universitas Ibn Saud (LIPIA) 
bekerjasama dengan Depag di Jakarta 1988. Ia juga memiliki 
sejumlah pengalaman organisasi, pengalaman kerja. Mulai dari guru 
pada tingkat pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan tertinggi 
(doktor).

Sejumlah karya telah dipublikasi dalam bentuk buku maupun 
artikel dalam jurnal. Selain itu, sering membentangkan makalah 
dalam seminar dan pelatihan. Di tengah-tengah kesibukannya 
mengajar di PPs. UIN Alauddin Makassar, PPs. Universitas Islam 
Makassar (UIM), PPs. Univeritas Muslim Indonesia (UMI), dan 
lain-lain, ia tetap melaksanakan amanah keumatan sebagai Ketua 
Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar dan Rais ‘Am 
Syuriah Nadhatul Ulama (NU) Kota Makassar. Beliau membawakan 
pengajian rutin tasawuf di beberapa Masjid khususnya di Kota 
Makassar. Tidak hanya di masjid-masjid, beliau juga menggelar 
pengajian rutin tasawuf di rumahnya pada Majelis Riyadhul Jannah 
dan di Pesantren an-Nahdlah Makassar. Di pesantren inilah beliau 
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berkhidmat sebagai Syaikhul Ma’had yang tidak lain merupakan 
pesantren yang didirikan oleh kakaknya, AGH. Drs. Muh. Harisah 
AS. Pesantren tersebut kini dipimping oleh anak sulung KH. Muh. 
Harisah AS, Dr. H. Afifuddin Harisah, Lc., M.A. Untuk informasi detail 
tentang beliau, pembaca dapat menemukannya pada buku Merawat 
Silaturrahim Tanpa Batas: 70 Tahun AGH. Dr. Baharuddin HS, M.A.



Lampiran
Perbandingan Antara Penafsiran Ẓāhir dan Isyārah 

di dalam Tafsir Ru ̄ḥ al-Ma‘a ̄ni ̄ Karya al-A̅lu ̄si ̄

No. Teks Ayat Al-Tafsīr al-Żạ ̄hir Al-Tafsīr al-Isya ̄rī

1. QS. Al-Baqarah 
(2:238)

ةِ
َ

لا وَاتِ وَالصَّ
َ
ل  الصَّ

َ
وا عَلى

ُ
 حَافِظ

نَ انِتِ�ي
َ
ِ ق

َّ
ومُوا لِله

ُ
 وَق

َ
وُسْطى

ْ
ال

Artinya : 
“Peliharalah semua 
salat(mu), dan 
(peliharalah) salat 
wust ̣a �. Berdirilah 
untuk Allah (dalam 
salatmu) dengan 
khusyu’.

على  داوموا  أي   } الصلوات   
َ

عَلى حافظوا   {

عنه  ء  ين�ج كما  إخلال  غ�ي  من  ا  وقا�ة
أ
ل ا  أدا�أ

والصلاة   { للبالغة...  المفيدة  المفاعلهة  صيغة 

ا  ا أو الفضلى م�ن الوسطى { أي المتوسطة بي�ن

ية على أن الصلوات 
آ
ل ول استدل �ج

أ
، وعلى ال

ا أقوال  ي تعيي�ن
ن

ي ، و�
دة دون الثا�ن س بلا ز�ي حن

ار  ي وسط ال�ن
ن

ا تفعل � �ن
أ
ا الظهر ل : أحدها أ�ن

ار  ال�ن ي 
صلا�ة ن  ب�ي ا  �ن

أ
ل العصر  ا  أ�ن ي 

الثا�ن  ،

المروي عن علىي والحسن  الليل وهو  ي 
وصلا�ة

وعليه  كث�ي  وخلق  مسعود  ن  وا�ج عباس  ن  وا�ج

وعليه   ، المغرب  ا  أ�ن  : والثالث  الشافعية 

ي الطول والقصر 
ن

نه وسط �
أ
ن ذؤيب ل قبيصة �ج

ن  ن صلات�ي ا ب�ي �ن
أ
ا صلاة العشاء ل والرابع : أ�ن

ن  ا ب�ي �ن
أ
ا الفجر ل امس : أ�ن ل يقصران . والحن

مع مع  ج
ة

ا صلاة ل � �ن
أ
ار ول ي الليل وال�ن

صلا�ة

، وقيل  الو�ة  ا صلاة  المراد �ج  : ها... وقيل  غ�ي

: الض� ، وقيل : عيد الفطر ، وقيل : عيد 

 ، وقيل : صلاة الليل ، وقيل : صلاة 
ن

�
أ
ال

صلاة   : وقيل   ، ماعة  الحج  : وقيل   ، معة  الحج

ا  ون صححوا أ�ن ك�ش
أ
الحنوف ( وقيل ، وقيل وال

صلاة العصر...

الصلوات  إن   : شارة  الإ ب  �ج ومن 

مقام  وده  ب�ش ال�  صلاة  س  حن

مودها  ن �ج النفس  وصلاة   ، الغيب 

القلب  وصلاة   ، الريب  دواعىي  عن 

وصلاة   ، الكشف  أنوار  راقبته  �ج

وصلاة   ، الوصل  شاهدة  �ج الروح 

فظ الحواس وإقامة الحدود  البدن �ج

، فالمع�ن حافظوا على هذه الصلوات 

هىي  ال�ة  الحنمس ، والصلاة الوسطى 

�ا الطهارة عن  صلاة القلب ال�ة سرش

التوجه  ا  وحقيق�ة السوى  إلى  الميل 

طرات  لحن �ج تبطل  ولهذا  المولى  إلى 

 { الذات  كعبة  عن  راف 
ن

وال�

ن  قانت�ي  { إليه  لتوجه  �ج  }  ِ
َّ

لِله  
ْ
ومُوا

ُ
وَق

 بدفع 
ً
طنا  و�ج

ً
ن ل ظاهرا { أي مطيع�ي

واطر. الحن
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2. QS. Al-Taubah (9:60)
ِ
ن كِ�ي سَا َ رَاءِ وَالْ

َ
ق
ُ
ف
ْ
 لِل

ُ
ات

َ
ق

َ
د ا الصَّ َ َّ  إِ�ن

مْ ُ و�جُ
ُ
ل
ُ
ةِ ق

َ
ف
َّ
ل
َ
ؤ ُ ا وَالْ َ ْ �ي

َ
نَ عَل عَامِلِ�ي

ْ
 وَال

ي سَبِيلِ ِ
ن

نَ وَ� ارِمِ�ي
َ
غ

ْ
ابِ وَال

َ
ق ي الرِّ ِ

ن
 وَ�

ِ
َّ

 مِنَ الله
ً
يضَة رِ

َ
بِيلِ ف ِ السَّ

ن ِ وَا�جْ
َّ

 الله

ٌ ٌ حَكِ�ي ُ عَلِ�ي وَاللهَّ

Artinya : 
“Sesungguhnya 
zakat-zakat itu, 
hanyalah untuk 
orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, 
pengurus-pengurus 
zakat, para muallaf 
yang dibujuk 
hatinya, untuk 
(memerdekakan 
budak), orang-orang 
yang berhutang, 
untuk jalan Allah 
dan orang-orang 
yang sedang dalam 
pejalanan, sebagai 
suatu ketetapan 
yang diwajibkan 
Allah; dan Allah 
Mahamengetahui 
lagi Mahabijaksana.

الحن   } ن  ك�ي والمسا رَاء 
َ
ق
ُ
ف
ْ
لل الصدقات  ا  َ َّ إ�ن  {

يع�ن أن الذى ينب�ن أن يقسم مال الله عليه 
ه...  حدى هذه الصفات دون غ�ي من اتصف �ج
ها  فيخرج غ�ي الزكوات  الصدقات  والمراد من 
مام  من التطوع ، والفق�ي على ما روي عن الإ
أد�ن  ل  من  عنه  تعالى  الله  ي 

ر�ن حنيفة  ي  أ�ج
نصاب  قدر  أو  النصاب  دون  ما  وهو  ء  ي

سش
ن  ي الحاجة ، والمسك�ي

ن
م وهو مستغرق � غ�ي �ن

وما  لقوته  للسألة  فيحتاج  ل  ء  ي
سش ل  من 

ول حيث 
أ
لاف ال ن ل ل ذلك �ج يوراى بدنه و�ي

لك قوت  ل لمن �ي
ة

ا ل � ل ل المسألة فإ�ن
ة

ل �
 . داود  أبو  أخرج  فقد  بدنه...  س�ة  بعد  يومه 
 « : قال  ن مسعود  ا�ج ي عن 

والنسا�أ مذي  وال�ة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سألنا 
ه  ي وحهج

ن
ول ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته �

: �ي رسول  وش أو خدوش أو كدوح قيل  حن
ا   أو قيم�ة

ً
سون درهما الله وما يغنيه؟ قال : حن

ن  من الذهب « وإلى هذا ذهب الثورى . وا�ج
ا {  َ ْ �ي

َ
ن عَل المبارك . وأحد واسق... } والعامل�ي

والمؤلفة   { ا...  باي�ة لحج مام  الإ م  يبع�ش ن  الذ�ي وهم 
مْ { وهم كنوا ثلاثة أصناف . صنف كن  ُ و�جُ

ُ
ل
ُ
ق

م رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلوا  يؤل�ن
ن  . وصنف أسلوا لكن على ضعف كعيينة �ج
ن  �ج والعباس   . حابس  ن  �ج قرع 

أ
وال  . حصن 

والسلام  الصلاة  عليه  فكن  السلمي  مرداس 
وصنف   . سلام  الإ ي 

ن
� م  ني�ة لتقوى  م  يعط�ي

ي  ِ
ن

... } وَ� ن هم عن المؤمن�ي كنوا يعطون لدفع سرش
ن 

أ
�ج الرقاب  فك  ي 

ن
� للصرف  أي   } الرقاب 

ومم ،  ج
ن

ا على أدار � ء م�ن ي
يعان المكتبون ب�ش

ا الرقاب فتعتق ، وقيل  ن يبتاع م�ن
أ
وقيل : �ج

ذهب  ول 
أ
ال وإلى   ، سارى 

أ
ال يفدى  ن 

أ
�ج  :

النخ�  والليث  والزهري  والشاف�ي ، وهو 
اء  ك�ش الف�ة ن جب�ي وعليه أ المروى عن سعيد �ج
، وإلى الثا�ي ذهب مالك  وأحد  وإسق... 
ن ، والدفع  م د�ي ن عل�ي ن { أي الذ�ي } والغارم�ي
ن  م  أولى من الدفع إلى الفق�ي وقيدوا الد�ي إل�ي
سراف ف�ي ل يعنيه...  مر والإ ي غ�ي معصية كلحن

ن
�

ي يوسف  يد بذلك عند أ�ج ِ سَبِيلِ الله {أر
ن

} وَ�
منقطعوا الغزاة ، وعند محمد منقطعوا الحجيج 
فيه كل  فيدخل  العلم...  طلبة  المراد   : وقيل   .
ات}  �ي  طاعة الله تعالى وسبل الحن

ن
من س� �

ن السبيل { وهو المسافر المنقطع عن مال ،  وا�ج
والستقراض ل خ�ي من قبول الصدقة على ما 
ل ل  « أنه ل �ي ي »فتح القد�ي

ن
ية . و� ي الظه�ي

ن
�

ك�ش من حاجته ، وألحق به كل من  خذ أ
أ
أن �ي

ي بلده...
ن

هو غائب عن مال وان كن �

فضله  ن  جوا�أ قسم  سبحانه  إنه  �ش   ...
فقال  عباده  من  أصناف  انية 

ش
� على 

رَاء 
َ
ق
ُ
ف
ْ
لِل الصدقات  ا  َ َّ إِ�ن  {  : سبحانه 

المتجردون  قول  ي 
ن

� والفقراء   ، الحن   }
 { ن  الكون�ي عن  م  وأبدا�ن م  بقلو�ج
إلى  سكنوا  ن  الذ�ي هم   } ن  ك�ي والمسا
ن  �ي القدس حاصرن ال النس ونور  حج
ي أنوار 

ن
ن � ي العبودية بنفو�م غائب�ي

ن
�

بلا  م  ظ�ن رآهم  ن 
ن

� م  بقلو�ج بوبية  الر
ض  ر�ي ي 

ن
� ت�ح  ا  أ�ن يدر  ولم  قلوب 

هم   } ن  والعامل�ي  { المحبوب...  ال  حج
وأهل  ن  العارف�ي من  ن  التمك�ي أهل 
ن  الذ�ي ن  الموحد�ي من  الستقامة 
البسط  م  فأور�ش البقاء  نور  ي 

ن
� وقعوا 

منه سبحانه  فيأخذون   ، والنبساط 
ن جوده  ويعطون ل ، وهم خزان خزا�أ
م معلقة  المنفقون على أوليائه ، قلو�ج
ه من العرش إلى  لله سبحانه ل بغ�ي �ج
يدون  مْ { هم المر ُ و�جُ

ُ
ل
ُ
ى } والمؤلفة ق ال�ش

قة  �ج تعالى  محبته  يق  طر السالكون 
مجهم  وبذلوا  م  نيا�ة وصفاء  م  قلو�ج
ء  قو�ي

أ
ال عند  وهم  شوقه  سوق  ي 

ن
�

ي الرقاب { هم  ِ
ن

حوال } وَ�
أ
ضعفاء ال

الله  محبة  بلذة  م  قلو�ج رهنت  ن  الذ�ي
ي 

ن
اهدة � ي المحج

ن
تعالى وبقيت نفو�م �

إلى  لكلية  �ج يبلغوا  لم  سبحانه  يقه  طر
رادة  ر الإ ج �ج ي لحج

ن
اهم � ود فتارة �ة ال�ش

ر القرب... }  ي سواحل �ج
ن

، وأخرى �
ن ما قضوا حقوق  ن { هم الذ�ي والغارم�ي
ي 

ن
� أدركوا  وما  العبودية  ي 

ن
� م 

ن
معار�

والمعرفة   ، بوبية  الر حقائق  م  إيقا�ن
ِ سَبِيلِ الله 

ن
غر�ي ل يقصىن دينه } وَ�

اهدات  لمحج �ج نفو�م  بون  المحار هم   }
الغيب  ود  �ش ي 

ن
� م  بقلو�ج والمرابطون 

ن السبيل {  لكشف المشاهدات } وا�ج
زل 

أ
ي بوادي ال

ن
م � هم السافرون بقلو�ج

وبعقولهم  بد 
أ
ال قفار  ي 

ن
� رواحهم 

أ
و�ج

طلب  ي 
ن

� وبنفو�م  ن  �ي
آ
ال طرق  ي 

ن
�

 } الله  مّنَ   
ً
يضَة رِ

َ
ف  { ت  الول�ي أهل 

هؤلء  يعطوا  أن  ان  �ي الإ أهل  على 
صناف من مال الله سبحانه لدفع 

أ
ال

 }  ٌ عَلِ�ي والله   { الطبي�ي  م  احتياحهج
الدنيا}  عن  م  وغيب�ة هؤلء  حوال 

أ
�ج

حيكم { حيث أوجب لهم ما أوجب.
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3. QS. Hu�d (11:106-
108)

 فأََمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ
 فِيهَا زفَِيرٌ وَشَهِيقٌ. خَالِدِينَ فِيهَا
 مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالَْرْضُ إِلَّ
 مَا شَاءَ ربَُّكَ إِنَّ ربََّكَ فـعََّالٌ لِمَا

 يرُيِد. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ
 خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ

 وَالَْرْضُ إِلَّ مَا شَاءَ ربَُّكَ عَطاَءً غَيـرَْ

مَجْذُوذٍ.
Artinya: “Adapun 
orang-orang yang 
celaka, maka 
(tempatnya) di dalam 
neraka, di dalamnya 
mereka mengeluarkan 
nafas dan menariknya 
(dengan merintih), 
mereka kekal di 
dalamnya selama 
ada langit dan bumi, 
kecuali jika Tuhanmu 
menghendaki (yang 
lain). Sesungguhnya 
Tuhanmu 
Mahapelaksana 
terhadap apa yang Ia 
kehendaki. Adapun 
orang-orang yang 
berbahagia, maka 
tempatnya di dalam 
surga, mereka kekal 
di dalamnya selama 
ada langit dan bumi, 
kecuali jika Tuhanmu 
menghendaki (yang 
lain); sebagai karunia 
yang tiada putus-
putusnya.”

 { أي سبقت لهم الشقاوة 
ْ
وا

ُ
ق

َ
ن ش ا الذ�ي مَّ

َ
أ
َ
ف  {

ا  َ فِ�ي مْ  ُ لَ  { ا  ف�ي مستقرون  أي   } النار   ِ
�ن
َ
ف  {

 . الكوفية  اللغة من  أهل  قال   }  
ٌ

يق ِ
َ وَ�ش  ٌ فِ�ي

َ
ز

لة ابتداء صوت الحمار  ن �ن والبصرية : الزف�ي �ج

ن فارس :  يقه... وقال ا�ج لة آخر �ن ن �ن يق �ج وال�ش

يق رده... وقال  الزف�ي إخراج النفس . وال�ش

تنتفخ  ح�ة  النفس  ديد  �ة الزف�ي   : الراغب 

شقة   �ج
ً
الضلوع منه من زفر فلان إذا حل حلا

الزف�ي وهو  يق طول  فيه نفسه... وال�ش دد  ف�ة

ي 
ر�ن عباس  ن  ا�ج عن  والمأثور  النفس...  رد 

 
ً
يد ندامة ونفسا أنه قال : �ي ما  الله تعالى ع�ن

 
ْ
وا

ُ
ق

َ
ش  { ، وقرأ الحسن  ينقطع   ل 

ً
عاليا وبكءا

الحن   }  ٌ فِ�ي
َ

ز ا  َ فِ�ي مْ  ُ لَ  { لهة  ... وحج ن الش�ي ب�ن   }

ا؟ فقيل  م ف�ي ن سائلا قال : ما شأ�ن
أ
مستأنفة ك

ن شقوا  ا كذا وكذا... والمع�ن وأما الذ�ي لهم ف�ي

الذي  المرحوم  إل  لود  الحن ن  مقدر�ي النار  ي 
ف�ن

 فيفيد أن ل 
ً
لدا شاء الله تعالى أن ل يستقر محن

لد ، وأحوال   أو يستقر غ�ي محن
ً
ا مطلقا يستقر ف�ي

ج كما علم من النصوص ،  العصاة على هذا ال�ن

رحة  حض  �ج م  إخراحهج ن 
أ
�ج إيذان  ذلك  ي 

ن
و�

 
َّ

إِن  {  : فينطبق عليه قول سبحانه  تعالى  الله 

ي 
ن

� الستثناء  إن   ...}  
ُ

يد ِ
�يُ ا  َ لّ  

ٌ
ال عَّ

َ
ف  

َ
ك بَّ رَ

ع�ن 
ن

� والتقد�ي  الفرض  على  ي 
مب�ن ن  الموضع�ي

تعالى  الله  أن  فرض  لو  شاء  إن  شاء  ما  إل 

زمان  ي 
ن

� نة  الحج أو  النار  من  م  إخراحهج شاء 

ذلك ل  لكن  مدة خلودهم  من  لكن مستث�ن 

ا  مَّ
َ
يقع لدللة القواطع على عدم وقوعه... } وَأ

ا ما دَامَتِ  َ ن فِ�ي نة  خالد�ي ِ الحج
�ن
َ
 ف

ْ
وا

ُ
ن سُعِد الذ�ي

الكلام   } 
َ

ك بُّ رَ اء 
َ

مَا ش  
َّ
إِل السماوات والرض 

لهم  أن  ههنا  يذكر  لم  أنه  خلا  علت  ما  فيه 

ا  َ مْ فِ�ي ُ ي أهل النار } لَ
ن

 كما ذكر �
ً
جة وسرورا �ج

نذار  ن المقام مقام التحذ�ي والإ
أ
 { ل

ٌ
يق ِ

َ ٌ وَ�ش فِ�ي
َ

ز

حزة   قراءة  للفعول  لبناء  �ج  }  
ْ
وا

ُ
سُعِد  { و   ،

ن مسعود  ي  وحفص ، ونسبت إلى ا�ج
والكسا�أ

هور السبعة }  ن مصرف... وقرأ حج . وطلحة �ج

، واختار ذلك على  للفاعل  لبناء  �ج  }  
ْ
وا

ُ
سُعِد

الكسا�أ  من   
ً
با عج  : يقول  وكن   ، ن  سل�ي ن  �ج

بية ، وهذا  لعر  { مع عله �ج
ْ
وا

ُ
كيف قرأ } سُعِد

يب منه...  عج

ر  ِ النار { أي �ن
�ن
َ
 ف

ْ
وا

ُ
ق

َ
ن ش ا الذ�ي مَّ

َ
أ
َ
} ف

كتسبوه  الحرمان عن المراد وآلم ما ا

 { النفس  عذاب  وهو  م  �ش
آ
ال من 

السموات  دَامَتِ   مَا  ا  َ فِ�ي ن  خالد�ي

 }  
َ

ك بَّ رَ  
َّ

إِن شاء  مَا   
َّ
إِل والرض  

فيخرجون من ذلك إلى ما هو أشد 

لسخط  ان القلب وذلك �ج منه من ن�ي

وذلك  الروح  ان  ون�ي والذلل 

 
َ

ك بَّ رَ  
َّ

إِن  { ر  وال�ة واللعن  لحجب  �ج

ر عليه سبحانه   { ل حج
ُ

يد ِ
ا �يُ َ  لّ

ٌ
ال عَّ

َ
ف

نة { أي  ِ الحج
�ن
َ
 ف

ْ
وا

ُ
ن سُعِد ا الذ�ي مَّ

َ
} وَأ

جنة حصول المرادات واللذات وهىي 

ا ما دَامَتِ  َ ن فِ�ي جنة النفس } خالد�ي

 } 
َ

ك بُّ اء رَ
َ

 مَا ش
َّ
السماوات والرض إِل

فيخرجون من ذلك إلى ما هو أعلى 

مقام  ي 
ن

� القلب  جنات  من  وأعلى 

ي 
ن

� الروح  وجنات  الصفات  ليات  ج
ة

�

ن رأت  ود وهناك ما ل ع�ي مقام ال�ش

ول أذن سمعت ول خطر على قلب 

... ب�ش
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4. QS. Al-Baqarah 
(2:58)
 وَإِذْ قـلُْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلُوا

 مِنـهَْا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا
 الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نـغَْفِرْ

لَكُمْ خَطاَياَكُمْ وَسَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ.
Artinya: “Dan 
(ingatlah), ketika 
Kami berfirman: 
“Masuklah Kamu 
ke negeri ini 
(Baitul Maqdis), 
dan makanlah dari 
hasil buminya, yang 
banyak lagi enak di 
mana yang kamu 
sukai, dan masukilah 
pintu gerbangnya 
sambil bersujud, 
dan katakanlah: 
Bebaskanlah 
kami dari dosa”, 
niscaya Kami 
ampuni kesalahan-
kesalahanmu. 
Dan kelak Kami 
akan menambah 
(pemberian Kami) 
kepada orang-orang 
yang berbuat baik.”

منصوبة   } ية  القر هذه  ادخلوا  نَا 
ْ
ل
ُ
ق  

ْ
وَإِذ  {

عند  والمفعولية   ، سيبويه  عند  الظرفية  على 

على  لدخول  �ج مر 
أ
ال أن  والظاهر   ، خفش 

أ
ال

السابقة  وامر 
أ
كل السلام  عليه  موس  لسان 

لغة  والك�  القاف،  بفتح  ية  والقر واللاحقة 

سميت  عت  حج إذا  قريت  من  اليمن  أهل 

كنة  يقة المسا مع الناس على طر ج
ة

ا � �ن
أ
بذلك ل

وا  ية ، وإن ك�ش . وقيل : إن قلوا قيل لها : قر

ا 
ً

د
َ
ْ رَغ �ةُ

ْ
 شِئ

ُ
ا حَيْث َ ْ  مِ�ن

ْ
وا

ُ ُ
كل

َ
قيل لها مدينة... } ف

أو  ية  المصدر ونصبه على   
ً
هنيئا  

ً
واسعا أي   }

ي الكلام إشارة 
ن

ن ، و� اطب�ي �ي المحن الحالية من �ن

ذن بنقل  يع مواضعها لهم ، أو الإ  حج
ّ

إلى حل

 
ً
حاصلها إلى أي موضع شاءوا مع دللة ( رغدا

ا... } وادخلوا  كل م�ن
أ
ل م مرخصون �ج ) على أ�ن

الباب   ) نصب  ي 
ن

� والحنلاف   } ا 
ً

د َّ ج
ُ

س الباب 

على  ا  �ج والمراد   } ية  القر هذه   { نصب  ي 
ن

�  (

وتدعى   ، القدس  بيت  أبواب  أحد  ور  الم�ش

ن عباس ، وقيل : الباب  ب حطة قال ا�ج ن �ج
آ
ال

التوبة  ب  �ج ن 
آ
ال ويدعى   ، أبوابه  من  الثامن 

ي 
ب القبة ال�ة ا �ج م أ�ن اهد وزعم بع�ن وعليه محج

يتعبدان  السلام  ما  عل�ي وهرون  لموس  كنت 

التيه...  ي 
ن

� إسرائيل  لب�ن  قبلهة  وجعلت   ، ا  ف�ي

 { والمراد 
ْ
وا

ُ
دْخِل

َ
أ �ي }   ) حال من �ن

ً
دا ( سج

المذنب  ال  �ج اللائق  ن 
أ
ل ن  متواضع�ي  

ً
خضعا

والمسكنة  الحنشوع  الموافق  والمطيع  التائب 

 ... عىي
ال�ش المع�ن  على  السجود  حل  وز  ج و�ي  ،

�ي  شأنك  أو   ، مسألتنا  أى   }  
ٌ
ة

َّ
حِط  

ْ
وا

ُ
ول

ُ
وَق  {

ط عنا ذنوبنا ، وهىي فعلهة من الحط 
ة

بنا أن � ر

فِرْ 
ْ
غ

َّ
ع�ن التوبة... } ن ا �ج ن أ�ن لسة ، وذكر أ�ج كلحج

وقولكم   
ً
دا الباب سج بدخولكم   } كم  ْ خطا�ي كُ

َ
ل

ء بياء بعد ألف  طا�ي أصلها خطا�ي حطة . والحن

�ش همزة فأبدلت الياء عند سيبويه الزائدة همزة 

ن وأبدلت  لف واجتمعت همز�ة
أ
لوقوعها بعد ال

ن  ب�ي الهمزة  وكنت   ،  
ً
ألفا قلبت  �ش  ء  �ي الثانية 

ء... ن فأبدلت �ي ألف�ي

 } ية  القر هذه  ادخلوا  نَا 
ْ
ل
ُ
ق  

ْ
وَإِذ  {

مقام  هو  الذي  المقدس  المحل  أي 

الذي   } الباب  وادخلوا   { المشاهدة 

الله  ب  �ج و 
ن

�  ، لقضاء  �ج الرضا  هو 

ن  منحن�ي  } ا 
ً

د َّ ج
ُ

س  { عظم 
أ
ال تعالى 

د عليكم من التجليات  ن لما �ي خاضع�ي

عنكم  تعالى  الله  ط  �ي أن  واطلبوا   ،

 ، وأفعالكم  وأخلاقكم  صفاتكم  ذنوب 

كم  ْ خطا�ي كُ
َ
ل فِرْ 

ْ
غ

َّ
ن فإن فعل�ة ذلك } 

تقربت   
ً
ا ش�ج  ّ

إلىي تقرب  ن 
ن

�  «  }

 ،  
ً
ّ ذراعا

إلىي تقرب  . ومن   
ً
إليه ذراعا

�ش  �ي �ن  أ�ة ومن   .  
ً
عا �ج إليه  تقربت 

ن {   المحسن�ي
ُ

يد ِ
ن َ أتيته هرولة « } وَسَ�ن

ن رأيت ،  ن » ما ل ع�ي أى المشاهد�ي

ول أذن سمعت ، ول خطر على قلب 

ب�ش « وهل ذلك إل الكشف التام 

قدس .
أ
عن الذات ال
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5. QS. Al-A‘ra�f (7:57)
 وَهُوَ الَّذِي يـرُْسِلُ الرِّياَحَ بُشْرًا بـيَْنَ

 يَدَيْ رحَْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقـلََّتْ سَحَاباً
 ثقَِالً سُقْنَاهُ لبِـلََدٍ مَيِّتٍ فأَنَـزَْلْنَا بِهِ

 الْمَاءَ فأََخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
 كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ

تَذكََّرُون.
Artinya: “Dan Dialah 
yang meniupkan 
angin sebagai 
pembawa berita 
gembira sebelum 
kedatangan rahmat-
Nya (hujan); hingga 
apabila angin itu 
telah membawa 
awan mendung, 
Kami halau ke 
suatu daerah yang 
tandus, lalu Kami 
turunkan hujan di 
daerah itu, maka 
Kami keluarkan 
dengan sebab hujan 
itu pelbagai macam 
buah-buahan. 
Seperti itulah Kami 
membangkitkan 
orang-orang 
yang telah mati, 
mudah-mudahan 
kamu mengambil 
pelajaran.”

ملهة  ح { عطف على الحج  الر�ي
ُ

سِل ْ } وَهُوَ الذى �يُ

السموات  خلق  حديث  على  أو  السابقة 

والكسا�أ  وحزة  كث�ي  ن  ا�ج وقرأ   . رض 
أ
وال

لمع�ن  متحمل  وهو  الوحدة  على   } الر�ي   {

ب�ن   } ا  ً َ بَ�ش  {  ... الكث�ي على  فيطلق  نسية  الحج

ن   بضمت�ي
ً
ا فف ب�ش ن محن الموحدة وسكون الش�ي

ات وهىي قراءة  ع بش�ي كنذر ونذ�ي أي مب�ش حج

ىً { كحبلى وهو مصدر 
عاصم... وقرىء } بُ�شْ

المدينة والبصرة  . وقرأ أهل  البشارة   من 
ً
أيضا

ع نشور بفتح  ن حج ب�ن النون والش�ي  } 
ً
ا

ْ �ش
َ
ن  {

نَ  ْ
ع�ن فاعل... } بَ�ي سرش ، وفعول �ج ع�ن �ن النون �ج

از  المحج قدام رحته وهو من  تِهِ { أي  رَحَْ ىْ 
َ

يَد

لرحة  نبارى ، والمراد �ج
أ
كما نقل عن أ�ج بكر ال

و�ي   ، المطر  ن  المف��ي غالب  إليه  ذهب  كما 

سب جري العادة من  تب عليه �ج رحة لما ي�ة

تْ { غاية لقول سبحانه 
َّ
ل
َ
ق
َ
ا أ

َ
المنافع... } حَ�ةَّ إِذ

البيان حل  مع  محج ي 
ن

� كما  قلال  والإ  }  
ُ

سِل ْ �يُ  {

أقله  القلهة وحقيقة  سره واشتقاقه من 
أ
�ج ء  ي

ال�ش

وجده  أو   
ً
قليلا جعله  ن  المحقق�ي بعض  قال  كما 

الحامل  ن 
أ
ل حله  ع�ن  �ج استعمل  �ش  قليلا... 

 } ا�جً  َ َ
} س  ...

ً
قليلا يعده  أي  مله  �ي ما  يستقل 

وهو  الهواء  ي 
ن

� لنسحابه  بذلك   �ي 
ً
غ�ي أي 

لتاء  ن واحده �ج �ي يفرق بينه وب�ي اسم جنس حج

وصفه  ويفرد  ويؤنث  يذكر  وهو  رة 
ة
و� كتمر 

تسميه  ه  وغ�ي وهرى  كلحج اللغة  وأهل   . مع  ج و�ي

ه  �ي ي وصفه و�ن
ن

ان �  فلذا روعى فيه الوحهج
ً
عا حج

 { من 
ً
ال

َ
مع سب وسائب } ثِق ي الحج

ن
، وجاء �

 
ً
فة يقال : ثقل ككرم ثقلا الثقل كعنب ضد الحن

ا فيه من  و ثقيل ، وثقل السحاب �ج
ن

وثقالة �

جله ومنفعته 
أ
يّتٍ { أي ل دٍ مَّ

َ
الماء } سقناه لِبَل

حيائه أو لسقيه... أو لإ

ح  ح { أي ر�ي سل الر�ي } وهو الذي �ي

لياته  ج
ة

ن يدي رحته { أي � العناية } ب�ي

مطار 
أ
} ح�ة إذا أقلت سا�ج ثقال { �ج

ميت   { قلب   } لبلد  سقناه   { المحبة 

لنا به الماء { ماء المحبة } فأخرجنا  ن فأ�ن

به من كل الثمرات { من المشاهدات 

 } المو�ة  رج  ن �ن كذلك   { والمكشفات 

 { الصدور  قبور  من  الميتة  القلوب 

 ]  57  : عراف 
أ
ال  [  } تذكرون  لعلكم 

حيث  رواح 
أ
ال عالم  ي 

ن
� حياتكم  م  أ�ي

وحياض  القدس  ض  ر�ي ي 
ن

� كن�ة 

نس .
أ
ال




