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KATA PENGANTAR 

 �سم الله الرحمن الرحيم 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. 
atas segala karunia nikmat yang diberikan-Nya. Shalawat 
serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah 
Muhammad saw. yang mengajarkan umatnya tentang 
akhlak dan norma-norma kehidupan yang luhur. 

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan 
suatu refleksi dari upaya memperkuat pola pikir wasathiah 
(moderat), tawazun (keseimbangan), i’tidal (jalan tengah), 
dan tasamuh (toleran) dalam Islam. Berangkat dari suatu 
asumsi bahwa ada fenomena keberagamaan manusia, di 
mana kecenderungan pemeluk agama-agama melakukan 
interpretasi dan aktualisasi dari ajaran-ajaran kitab sucinya 
secara skriptual. Selain corak dan gaya semangat 
keberagamaan semacam ini bisa terkesan lebih 
mementingkan, bahkan hanya membenarkan ajaran agama 
yang dianutnya saja tanpa mau melihat sedikit pun kepada 
ajaran agama lain yang berbeda, karena dianggap sebagai 
ajaran sesat dan salah, akibatnya menjadi sangat ideologis. 
Dan yang sangat memprihatinkan apabila ada sekelompok 
umat beragama (baca: Islam) mengangkat simbol-simbol 
Islam untuk membenarkan aksi kekerasan dan pengrusakan 
terhadap sarana publik dan tempat ibadah. Padahal, 
berbicara tentang etika dalam Islam berarti berbicara tentang 
prinsip pokok dan misi dasar Islam diturunkan di bumi ini, 
yakni Islam sebagai rahmatan lil ‘alamien. 

Buku ini, bermaksud menunjukkan sisi lain dari 
pemikiran Islam yang pernah ada, Syaikh al-Akbar Ibnu 
‘Arabi, seorang filosuf mistik Islam yang tipikal, 
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berpandangan bahwa agama pada hakikatnya adalah milik 
Allah, dan penyembahan hanya ditujukan kepada-Nya, 
sekalipun simbol-simbol yang digunakan berbeda adanya. 
Kepercayaan-kepercayaan menurut Ibnu ‘Arabi, jika 
ditafsirkan secara benar, maka akan dijumpai mengarah 
kepada Tuhan. Lebih lanjut dikatakan bahwa, monoteisme 
dan politeisme yang apabila ditafsirkan di bawah cahaya 
teori yang benar dan digali secara esensial, maka akan 
diperoleh satu agama, karena perbedaan antara monoteisme 
dan politeisme menurut Ibnu ‘Arabi, berkaitan dengan 
perbedaan logika antara Yang Satu dan Yang Banyak.  

Ibnu ‘Arabi melihat bahwa, simbol-simbol agama 
bukanlah satu-satunya jalan bagi pertemuan dengan Tuhan. 
Pemikiran keagamaan yang bersumber dari konsep wahdat 
al-wujud, menganggap segala sesuatu yang ada bersumber 
dari Yang Satu. Keberadaan-Nya dapat dilihat dari dua 
aspek, yakni aspek eksoteris dan aspek esoteris. Dengan 
melihat agama dari dua aspek ini, akan membawa kepada 
pengertian terhadap paham kesatuan yang terdalam, karena 
sumber dari realitas dan segala agama adalah Tuhan Yang 
Maha Esa, sehingga pemahaman agama dengan visi 
kesatuan akan mencapai kesatuan dari segala yang ada. 
Demikian pula dengan memahami hakikat kesatuan agama 
akan membawa kepada pemahaman yang mendalam dari 
bentuk lahiriah agama, sehingga bentuk atau simbol-simbol 
dari agama akan dapat dipahami lebih mendalam daripada 
sekadar suatu kenyataan-kenyataan yang kabur. 

Yang juga ingin ditekankan dalam buku ini bahwa 
kebenaran itu adalah milik bersama. Dari mana pun 
kebenaran berasal, kita akan menerimanya. Ini yang 
ditunjukkan dalam pengalaman sejarah umat Islam yang 
mengadopsi bentuk kubah dan menara dalam bangunan 
masjid, misalnya. Padahal, kubah berasal dari bentuk 
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bangunan khas Romawi, sementara menara berasal dari 
Persia. Dalam bidang ilmu pengetahuan, interaksi umat 
Islam dengan tradisi pengetahuan Yunani-Romawi dan 
Persia, melapangkan jalan bagi mereka untuk membangun 
peradaban agung di beberapa belahan dunia. Ilmu mantiq 
atau logika yang menjadi kebanggaan tradisi keilmuan Islam 
adalah produk dari perjumpaan umat Islam dengan tradisi 
non-Islam. Pun, ajakan Nabi untuk menuntut ilmu hingga ke 
negeri Cina, menjadi pemicu bagi kebangkitan peradaban 
dan kebudayaan di kalangan umat Islam itu. 

Demikian pesan yang digarisbawahi oleh buku ini. 
Disadari bahwa masih banyak hal dalam tasawuf yang 
belum sempat dikemukakan, namun keterbatasan yang ada 
menyebabkan kajian ini belum mencakup seluruhnya. 
Semoga dapat berlanjut pada kajian berikutnya, insya Allah, 
dan semoga tulisan ini bermanfaat adanya, amien. 

Selamat membaca. 

 

Makassar, September 2014 

 

Dr. Indo Santalia, MA 
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1 Pendahuluan 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pemikiran Tasawuf dalam Lintasan Sejarah 

1. Asal-Usul Tasawuf 

Menurut catatan sejarah, orang yang pertama kali 
memakai kata “sufi” adalah Abu Hasyim al Kufi (zahid Irak, 
w. 150). Sedangkan menurut Abdul Qosim Abdul Karim bin 
Hawazin bin Abdul Malik bin Talha bin Muhammad al- 
Qusyairi (tokoh sufi dari Iran 376-465 H), istilah ”tasawuf” 
telah dikenal sebelum tahun 200 H. Tetapi ajaran pokok 
yang selanjutnya merupakan inti tasawuf itu baru muncul 
secara lengkap pada abad ke-3 Hijriyah. Pada abad ke 2 
Hijriyah itu belum diketahui adanya orang-orang yang 
disebut sufi; yang terlihat adalah aliran Zuhud 
(penganutnya disebut zahid).1 

Sebagaimana diketahui dalam sejarah, bahwa para 
zahid besar dalam abad ke-2 H. (seperti al Hasan al Basri, 
Abu Hasyim al-Kufi, Sufyan al-Tsauri, Fudail bin Iyad, 
Rabi’ah al-Adawiyah dan Makruf al Karkhi) dan lebih-lebih 
lagi mereka yang hidup pada abad-abad berikutnya (seperti 
al-Bustami, al-Hallaj, Junaid al-Bagdadi, al- Harawi, al-
Ghazali, Ibn Sab’in, Ibnu‘Arabi, Abu al-Farid, Jalaluddin ar- 
Rumi) telah mengolah atau mengembangkan sikap atau 
emosi agama dalam hati mereka dengan kesungguhan yang 
luar biasa. Sebelum munculnya Rabbi’ah al-Adawiyah 
(w.185 H) tujuan tasawuf yang diupayakan oleh para zahid 
menurut penilaian para ahli, tidak lain dari terciptanya 

 

1Sayyed Hossein Nasr, Living Sufism (Tasawuf Dulu dan Sekarang), 
alih bahasa Abdul Hadi MW.(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hal. 7.  
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kehidupan yang diridhai oleh Tuhan di dunia ini, sehingga 
di akhirat terlepas dari azab Tuhan (neraka) dan 
memperoleh surga-Nya.2 

Untuk tiba pada identifikasi akhir tasawuf dengan 
tarekat, yang diketahui terjadi pada abad ke-3 H, harus 
diteliti apa yang sebenarnya terjadi dalam tradisi Islam yang 
mengakibatkan timbulnya tasawuf. Ada sejumlah peristiwa 
yang berlangsung pada masa itu, yang kesemuanya 
membuat tasawuf mengemuka:  

a. Kecenderungan mencampuradukkan asketisme 
dengan jalan itu;  

b. Semakin mantapnya aliran-aliran yurisprudensi 
eksetorik;  

c. Pernyataan-pernyataan kaum syi’ah mengenai para 
imam;  

d. Munculnya filsafat Islam;  
e. Meningkatnya formalisme ahli-ahli hukum; dan 
f. Tuntutan untuk memastikan bahwa pesan integral 

dari wahyu, sejak saat itu dikaitkan dengan tasawuf.3 

Jika diperhatikan keenam hal tersebut, kelihatan kaitan 
erat dengan kemunculan tasawuf. Tasawuf yang sering kita 
temui dalam khazanah dunia Islam, dari segi sumber 
perkembangannya, ternyata muncul pro dan kontra, baik di 
kalangan muslim maupun di kalangan non-muslim. Mereka 
yang kontra menganggap bahwa tasawuf Islam merupakan 
sebuah faham yang bersumber dari agama-agama lain. 
Pandangan ini kebanyakan diwakili oleh para orientalis dan 

 

2Sayyed Hossein Nasr, Living Sufism (Tasawuf Dulu dan Sekarang), 
alih bahasa Abdul Hadi MW., hal. 11.  

3Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah, Tasawuf dan Kritik Terhadap Filsafat 
Tasawuf, alih bahasa Asywadui Syukri (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hal. 34. 
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orang-orang yang banyak terpengaruh oleh kalangan 
orientalis tersebut. 

Dengan tidak bermaksud untuk tidak melibatkan diri 
pada persoalan pro dan kontra itu, dalam tulisan ini, kami 
akan mengetengahkan paham tasawuf dalam tinjauan yang 
lebih universal karena tentang asal-usul ajaran tasawuf, kini 
semakin banyak orang menelitinya. Kesimpulannya, bahwa 
perbedaan paham itu disebabkan pada asal-usul tasawuf 
tersebut. Sebagian beranggapan bahwa tasawuf berasal dari 
Masehi (Kristen), sebagian lagi mengatakan dari unsur 
Hindu-Budha, Persia, Yunani, Arab, dan sebagainya. Untuk 
itulah, kami akan menguraikan asal-usul tasawuf dalam 
konteks kebudayaan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk 
melihat apakah tasawuf yang ada di dunia Islam 
terpengaruh dengan konteks kebudayaan tersebut atau 
tidak. 

a. Unsur Nasrani (Kristen) 

Bagi mereka yang beranggapan bahwa tasawuf berasal 
dari unsur Nasrani, mendasarkan argumennya pada dua 
hal. Pertama, adanya interaksi antara orang Arab dan kaum 
Nasrani pada masa jahiliyah maupun zaman Islam. Kedua, 
adanya segi-segi kesamaan antara kehidupan para asketis 
atau sufi dalam hal ajaran,  cara  mereka melatih jiwa dan 
mengasingkan diri dengan kehidupan al-Masih dan ajaran-
ajarannya, serta dengan para rahib ketika sembahyang dan 
berpakaian. 

b. Unsur Hindu Budha 

Tasawuf dan sistem kepercayaan agama Hindu 
memiliki persamaan, seperti sikap fakir. Darwis Al-Birawi 
mencatat adanya persamaan cara ibadah dan mujahadah 
pada tasawuf dan ajaran Hindu. Demikian juga pada paham 
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reinkarnasi, cara pelepasan dari dunia versi Hindu-Budha 
dengan persatuan diri dengan jalan mengingat Allah. 

c. Unsur Yunani 

Kebudayaan Yunani seperti Filsafat, telah masuk ke 
dunia Islam pada akhir Daulah Umawiyah dan puncaknya 
pada masa Daulah Abbasiyah ketika berlangsung zaman 
penerjemahan filsafat Yunani. 

d. Unsur Persia dan Arab 

Sebenarnya Arab dan Persia memiliki hubungan sejak 
lama, yaitu pada bidang politik, pemikiran, kemasyarakatan 
dan sastra. Namun, belum ditemukan argumentasi kuat 
yang menyatakan bahwa kehidupan kerohanian Arab 
masuk ke Persia hingga orang-orang Persia itu terkenal 
sebagai ahli-ahli tasawuf. Barangkali ada persamaan antara 
istilah zuhud di Arab dengan zuhud menurut agama  Manu 
dan Mazdaq; antara istilah hakikat Muhammad dan paham 
Hormuz dalam agama Zarathustra.4 

 

2.  Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Tasawuf 
dalam Islam 

a.  Pertumbuhan Tasawuf 

Jauh sebelum lahirnya agama Islam, memang sudah 
ada ahli Mistik yang menghabiskan masa hidupnya dengan 
mendekatkan diri kepada Tuhan-Nya; antara lain terdapat 
pada India Kuno yang beragam Hindu maupun Budha. 
Orang-orang mistik tersebut dinamakan Gymnosophists oleh 
penulis Barat dan disebut al-Hukama’ul Uroh oleh penulis 
Arab. Yang dapat diartikan sebagai orang-orang bijaksana 

 

4Sayyed Hossein Nasr, Living Sufism (Tasawuf Dulu dan Sekarang), 
hal. 26. 
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yang berpakaian terbuka. Hal tersebut dimaksudkan, karena 
ahli-ahli mistik orang-orang India selalu berpakaian dengan 
menutup separuh badannya. 

Selanjutnya dapat dikemukakan beberapa nash yang 
mengandung ajaran tasawuf, yaitu: 

1) Nash-nash al-Qur’an, antara lain QS. Al-Ahzab ayat 
41-42 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman 
berdzikirlah dengan menyebut nama Allah, dzikir yang 
sebanyak-banyaknya di waktu pagi dan petang”. 

2) Nash-nash hadits yang antara lain artinya berbunyi: 
Bersabda Rosulullah saw: “takutilah firasat orang-orang 
mu’min, karena ia dapat memandang dengan nur 
(petunjuk Allah)”. HR.Bukhari yang bersumber dari 
Abi Sa’id Al-Khudriyyi. 

Kehidupan Rasulullah saw yang menggambarkan 
kehidupan sebagai sufi yang sangat sederhana, karena 
beliau menjauhkan dirinya dari kehidupan mewah, yang 
sebenarnya merupakan amalan zuhud dalam ajaran 
Tasawuf. 

b.  Perkembangan Tasawuf 

1) Pada abad pertama dan kedua Hijriyah: 
a) Perkembangan tasawuf pada masa sahabat. Para 

sahabat juga mencontohi kehidupan Rasulullah 
yang serba sederhana, di mana hidupnya hanya 
semata-mata diabdikan kepada Tuhannya. 
Beberapa sahabat yang tergolong sufi di abad 
pertama, dan berfungsi sebagai maha guru bagi 
pendatang dari luar kota Madinah, yang tertarik 
kepada kehidupan sufi. Para sahabat-sahabat 
tersebut, antara lain: KhulafaurRasyidin, Salman 
Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifary, dan lain-lain. 
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b) Perkembangan tasawuf pada masa tabi’in. 
Ulama-ulama sufi dari kalangan tabi’in adalah 
murid dari ulama-ulama sufi dari kalangan 
sahabat. Kalau berbicara tasawuf dan 
perkembangannya pada abad pertama, dengan 
mengemukakan tokoh-tokohnya dari kalangan 
sahabat, maka pembicaraan perkembangan 
tasawuf pada abad kedua dengan tokoh-
tokohnya pula. Tokoh-tokoh ulama sufi Tabi’in 
antara lain: Al-Hasan Al-Bashry, Rabi’ah al-
Adawiyah, Sufyaa bin Sa’id ats-Tsaury, Daud 
ath-Thaaiy, dan lain-lain.5 

2) Pada abad ketiga dan keempat hijriyah: 

Perkembangan tasawuf pada abad ketiga hijriyah. 
Pada abad ini perkembangan tasawuf pesat, hal ini ditandai 
dengan adanya segolongan ahli tasawuf yang mencoba 
menyelidiki inti ajaran tasawuf yang berkembang pada masa 
itu, sehingga mereka membaginya ke dalam tiga macam, 
yakni: tasawuf yang berintikan ilmu jiwa, ilmu akhlaq dan 
metafisika. Tokoh-tokoh sufi pada masa ini di antaranya: 
Abu Sulaiman ad-Darany, Ahmad bin al-Hawary ad-
Damasqiy, Abul Faidh Dzun Nun bin Ibrahim al-Mishry, 
dan lain-lain. 

Perkembangan tasawuf pada abad keempat hijriyah. 
Pada abad ini ditandai dengan kemajuan ilmu tasawuf yang 
lebih pesat dibandingkan dengan kemajuannya di abad 
ketiga hijriyah, karena usaha maksimal para ulama tasawuf 
untuk mengembangkan ajaran tasawufnya masing-masing. 
Tokoh-tokoh sufinya antara lain: Musa al-Anshary, Abu 

 

5Harun Nasution, Filsafat dan Mistisisme dalam Islam (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1978), hal. 21. 
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Hamid bin Muhammad, Abu Zaid al-Adamy, Abu Ali 
Muhammad bin Abdil Wahhab, dan lain-lain. 

3) Pada abad kelima hijriyah: 

Di samping adanya pertentangan yang turun temurun 
antara Ulama Sufi dengan Ulama Fiqih, maka pada abad 
kelima ini, keadaan semakin rawan ketika berkembangnya 
mazhab Syi’ah Isma’iliyah, yaitu suatu mazhab yang hendak 
mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keturunan 
Ali bin Abi Thalib. Karena menganggapnya bahwa dunia ini 
harus diatur oleh Imam, karena dialah yang langsung 
menerima petunjuk dari Rasulullah saw.6 

Menurut mereka ada 12 Imam yang berhak mengatur 
dunia ini, salah satu di antaranya adalah Imam Mahdi, yang 
akan menjelma ke dunia dengan membawa keadilan dan 
memurnikan agama Islam. Kedua belas Imam itu adalah: 

a) Ali bin Abi Thalib 
b) Hasan bin Ali 
c) Husein bin Ali 
d) Ali bin Husein 
e) Muhammad al-Baakir bin Ali bin Husein 
f) Ja’far Shadiq bin Muhammad al-Baakir 
g) Musa al-Kazhim bin Ja’far Shadiq 
h) Ali Ridhaa bin Kazhim 
i) Muhammad Jawwad bin Ali Ridha 
j) Ali al-Haadi bin Jawwaad 
k) Hasan Askary bin al-Haadi 
l) Muhammad bin Hasan al-Mahdi 

4) Pada abad keenam, ketujuh dan kedelapan hijriyah: 

 

6 R.A. Nicholson, The Mistik of Islam (Fi al-Tasawuf al-Islami), alih 
bahasa A.E. Afifi (Kairo: Matbaah al-Ta’lif wa al-Tarjamah, t.th.), hal. 79. 
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a) Perkembangan tasawuf pada abad keenam hijriyah. 
Abad ini suasana kemelut antar ulama Syariat 
dengan ulama Tasawuf memburuk, karena 
dihidupkannya lagi pemikiran-pemikiran al-Hulul, 
Widatul Wujud dan Wihdatul Adyan oleh 
kebanyakan ulama tasawuf. Para ulama yang sangat 
berpengaruh pada zaman ini adalah Syihabuddin 
Abul Futu as-Suhrawardi, al-Ghaznawy. 

b) Perkembangan tasawuf pada abad ketujuh hijriyah. 
Pada abad ini tercatat dalam sejarah bahwa masa 
menurunnya gairah masyarakat Islam untuk 
mempelajari Tasawuf karena:(1) Semakin gencarnya 
serangan ulama syariat memerangi ahli Tasawuf, 
yang diiringi dengan serangan golongan Syiah yang 
menekuni ilmu kalam dan fiqih; (2) Adanya tekad 
penguasa pada masa itu untuk melenyapkan ajaran 
Tasawuf di dunia Islam karena dianggap kegiatan itu 
menjadi sumber perpecahan umat Islam. Ada 
beberapa ahli tasawuf yang berpengaruh di abad ini 
di antaranya: Umar Abdul Faridh, Ibnu Sabi’in, 
Jalaluddin Ar-Rumi, dan lain-lain. 

c) Perkembangan Tasawuf pada abad kedelapan 
hijriyah. Perkembangan Tasawuf abad ini tidak 
terdengar perkembangannya dan pemikiran baru 
dalam Tasawuf, meskipun banyak pengarang kaum 
sufi yang mengemukakan pemikiran tentang ilmu 
Tasawuf, namun kurang mendapat perhatian 
sungguh-sungguh dari umat Islam, sehingga nasib 
ajaran Tasawuf hampir sama dengan abad ketujuh. 

5) Pada abad kesembilan, kesepuluh hijriyah dan 
sesudahnya: 

Dalam beberapa abad ini, betul-betul ajaran tasawuf 
sangat sunyi di dunia Islam, artinya nasibnya lebih buruk 
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lagi dari keadaannya pada abad keenam, ketujuh dan 
kedelapan hijriyah. Faktor yang menyebabkan runtuhnya 
ajaran tasawuf ini, antara lain: ahli tasawuf sudah 
kehilangan  kepercayaan di kalangan masyarakat Islam, 
serta adanya penjajah bangsa Eropa yang beragama Nasrani 
yang menguasai seluruh negeri Islam.7 

3.   Tahap-tahap Pertumbuhan & Perkembangan Tasawuf 

Praktik-praktik tasawuf dimulai dari pusat kelahiran 
dan penyiaran agama Islam, yaitu Makkah dan Madinah. 
Jika kita lihat dari domisili tokoh-tokoh perintis yang 
disebutkan di atas, maka pertumbuhan dan perkembangan 
tasawuf di dunia Islam dapat dikelompokan ke dalam 
beberapa tahap : 

     a. Tahap Zuhud 

Zuhud menurut para ahli sejarah tasawuf adalah fase 
yang mendahului tasawuf. Menurut Harun Nasution, 
station yang terpenting bagi seorang calon sufi ialah zuhd 
yaitu keadaan meninggalkan dunia dan hidup kematerian. 
Sebelum menjadi sufi, seorang calon harus terlebih dahulu 
menjadi zahid. Sesudah menjadi zahid, barulah ia 
meningkat menjadi sufi. Dengan demikian tiap sufi adalah 
zahid, tetapi sebaliknya tidak setiap zahid merupakan sufi. 

    b. Tahap Tasawuf Falsafi (Abad ke 6 H) 

Pada tahap ini, tasawuf falsafi merupakan perpaduan 
antara pencapaian pencerahan mistikal dan pemaparan 
secara rasional-filosofis. Ibn ‘Arabi merupakan tokoh utama 
aliran ini, di samping juga al-Qunawi, muridnya. Sebagian 
ahli juga memasukan al-Hallaj dan Abu Yazid al-Bustami 
dalam aliran ini. Aliran ini kadang disebut juga dengan Irfan 

 

7R.A. Nicholson, The Mistik of Islam (Fi al-Tasawuf al-Islami), hal. 89. 
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(Gnostisisme) karena orientasinya pada pengetahuan 
(ma'rifah atau gnosis) tentang Tuhan dan hakikat segala 
sesuatu. 

     c. Tahap Tarekat (Abad ke 7 dan seterusnya) 

Meskipun tarekat telah dikenal sejak jauh sebelumnya, 
seperti tarekat Junaidiyyah yang didirikan oleh Abu al-
Qasim al-Junaid al-Baghdadi (w. 297 H) atau Nuriyyah yang 
didirikan oleh Abu Hasan Ibn Muhammad Nuri (w. 295 H), 
baru pada masa-masa ini tarekat berkembang dengan pesat. 
Seperti tarekat Qadiriyah yang didirikan oleh Abdul Qadir 
al-Jailani (w. 561 H) dari Jilan (Wilayah Iran sekarang); 
Tarekat Rifa'iyah didirikan oleh Ahmad Rifai (w. 578 H) dan 
tarekat Suhrawardiyah yang didirikan oleh Abu Najib al-
Suhrawardi (w. 563 H). Tarekat Naqsabandiyah yang 
memiliki pengikut paling luas, tarekat ini sekarang telah 
memiliki banyak variasi, pada mulanya didirikan di 
Bukhara oleh Muhammad Bahauddin al-Uwaisi al-Bukhari 
Naqsyabandi.8 

 

B. Aliran-Aliran Tasawuf Dalam Islam 

     1.  Tasawuf Sunni 

Tasawuf sunni merupakan aliran tasawuf yang 
ajarannya berusaha memadukan aspek syari’ah dan hakikat 
namun diberi interpertasi dan metode baru yang belum 
dikenal pada masa salaf as-shalihin dan lebih mementingkan 
cara-cara mendekatkan diri kepada Allah serta bagaimana 
cara menjauhkan diri dari semua hal yang dapat menggangu 
kekhusyu’an jalannya ibadah yang mereka lakukan. Aliran 
tasawuf ini memiliki ciri yang paling utama yaitu kekuatan 

 

8Harun Nasution, Filsafat dan Mistisisme dalam Islam, hal. 25. 
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dan kekhusyu’annya beribadah kepada Allah, dzikrullah 
serta konsekuen dan juga konsisten dalam sikap walaupun 
mereka diserang dengan segala godaan kehidupan 
duniawi. Dari awal prosesnya, corak tasawuf ini muncul 
dikarenakan ketegangan-ketegangan di kalangan sufi, baik 
yang bersifat internal maupun eksternal yaitu para sufi dan 
ulama’ zahir baik para fuqaha maupun mutakallimin. Hal 
itu menyebabkan citra tasawuf menjadi jelek di mata umat, 
maka sebagian tokoh sufi melakukan usaha-usaha untuk 
mengembalikan citra tasawuf. Usaha ini memperoleh 
kesempurnaan di tangan al-Ghazali, yang kemudian 
melahirkan Tasawuf Sunni. 

 Ada pendapat yang mengatakan bahwa asketisme 
(zuhud) itu adalah cikal bakal timbulnya tasawuf. 
Sedangkan asketisme itu sendiri sumbernya adalah ajaran 
Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur’an, sunnah maupun 
kehidupan sahabat nabi. Pengertian umum dari Zuhud 
sendiri adalah Zuhhaad, jamak dari zahid. Zahid diambil dari 
Zuhd yang artinya ”tidak ingin”. Tidak “demam” kepada 
dunia, kemegahan, harta benda dan pangkat. Menurut Abu 
Yazid Bustami ketika ditanya orang apa arti zuhud itu, 
beliau menjawab: tidak mempunyai apa-apa dan tidak 
dipunyai apa-apa. Gerakan asketisme itu sendiri dapat 
dibedakan menjadi 4 aliran utama; 

a. Aliran Bashrah 
Aliran Bashrah mulai nampak pada abad kedua 

Hijriyah. Aliran ini muncul dengan ciri khasnya yaitu, sikap 
asketisme yang sangat kuat dan lebih ekstrim serta 
mengembangkan sikap yang amat takut terhadap murka 
Allah, serta sangat takut terhadap siksa di akhirat. Pada 
periode inilah, mulai meluas dan berkembangnya sufisme. 
Artinya, konsep-konsep yang tadinya semata-mata sebagai 
sikap hidup saja kemudian disusun sebagai upaya untuk 
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mencapai tujuan. Tokoh terpenting dari aliran ini, antara 
lain: Malik Ibnu Dinar dan Hassan al-Bashri. 

b. Aliran Madinah 
Aliran Madinah sejak masa permulaan Islam, di 

Madinah sudah terlihat kelompok-kelompok asketis yang 
berpegang teguh pada Al-Qur’an dan As-sunnah dan 
menempatkan Rasulullah sebagai idola kezuhudan mereka. 
Ciri yang paling utama aliran ini adalah kekuatan dan 
kekhusyu’an beribadah kepada Allah, konsekuen serta 
konsisten dalam sikap walaupun datang berbagai godaan. 
Bagi mereka yang terpenting adalah mendekatkan diri 
kepada Allah serta menjauhkan diri dari segala hal yang 
dapat mengurangi kekhusyu’an beribadah kepada Allah. 
Tokohnya yang terkenal di antaranya adalah Salman al-
Farisi dan Abdullah Ibnu Mas’ud. 

c. Aliran Kufah 
Aliran Kufah, apabila kedua aliran di atas lebih 

mengarahkan perhatian kepada ibadah dan menghindari 
pengaruh-pengaruh yang merusak. Maka, aliran Kufah lebih 
bercorak idealis. Gemar kepada hal-hal yang bersifat 
imajinatif yang biasanya dituangkan dalam bentuk puisi, 
tekstualis dalam memahami ketetapan dan sedikit 
cenderung kepada aliran Syi’ah. Namun, secara keseluruhan 
aliran ini masih berpola Ahlu Sunnah wal Jama’ah. Ciri khas 
aliran ini, yaitu rasa keagamaan yang kental, asketisme yang 
keras, kerendahan hati dan kesederhanaan hidup. Tokohnya 
yang terkenal yaitu: Sufyan al-Tsauri. 

d. Aliran Mesir 
Aliran Mesir memiliki kesamaan ciri dengan aliran 

Madinah. Sebab aliran ini sebenarnya adalah perluasan dari 
aliran Madinah yang tersebar melalui sahabat yang ikut 
serta ke Mesir pada saat Islam memasuki kawasan itu. 
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Tokohnya adalah Dzuu al-Nun al-Mishri. Sulit dipastikan 
kapan asketisme itu beralih ke sufisme, tetapi yang pasti 
sufisme yang awal adalah sufisme yang konsisten dan 
berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Karena itu 
tasawuf tipe awal ini dapat diterima sebagian besar ulama 
terutama ulama ahlu sunnah wal jama’ah. Hal ini pula yang 
menyebabkan penamaan tasawuf sunni.  

Dari aliran-aliran di atas dapat dilihat bahwa tokoh-
tokoh aliran-aliran tersebut adalah ahlu zuhud. Namun 
tidak setiap yang zuhud bisa disebut sufi, tapi sebaliknya 
tidak mungkin menjadi sufi tanpa melalui zuhud atau 
asketisme.   

 
     2. Tokoh-tokoh Tasawuf Sunni 

Munculnya aliran-aliran tasawuf ini tidak terlepas 
dari tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Begitu juga 
halnya dengan tasawuf sunni. Di antara sufi yang 
berpengaruh dari aliran-aliran tasawuf sunni adalah sebagai 
berikut:9 

a. Hasan al-Bashri 
Hasan al-Bashri adalah seorang sufi angkatan tabi’in, 

seorang yang sangat taqwa, wara’ dan zahid. Nama 
lengkapnya adalah Abu Sa’id al-Hasan ibn Abi al-Hasan. 
Lahir di Madinah pada tahun 21 H tetapi dibesarkan di 
Wadi al-Qura. Setahun sesudah perang Shiffin, dia pindah 
ke Bashrah dan menetap di sana sampai ia meninggal tahun 
110 H. Setelah ia menjadi warga Bashrah, ia membuka 
pengajian di sana karena keprihatinannya melihat gaya 
hidup dan kehidupan masyarakat yang telah terpengaruh 
oleh duniawi sebagai salah satu ekses dari kemakmuran 

 

9Annemarie Schimmel, Mystical Dimension of Islam, alih 
bahasa Sapardi Damono, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986. 
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ekonomi yang dicapai negeri-negeri Islam pada masa itu. 
Garakan itulah yang menyebabkan Hasan Bashri kelak 
menjadi orang yang sangat berperan dalam pertumbuhan 
kehidupan sufi di Bashrah. Di antara ajarannya yang 
terpenting adalah zuhud serta khauf dan raja’. Dasar 
pendiriannya yang paling utama adalah zuhud terhadap 
kehidupan duniawi sehingga ia menolak segala kesenangan 
dan kenikmatan duniawi.  

Muh. Mustofa Helmi mengatakan, kemungkinan 
zuhud Hasan al-Bashri yang didasarkan kepada takut, ialah 
karena takut akan siksa Tuhan dalam neraka. Hasan al-
Bashri mengumpamakan dunia ini seperti ular terasa mulus 
kalau disentuh tangan, tetapi racunnya dapat mematikan. 
Oleh karena itu, dunia ini harus dijauhi serta kenikmatan 
hidup duniawi harus ditolak. Dasar-dasar ajaran zuhud ini 
kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh tasawuf yang 
datang kemudian dengan beberapa perbedaan sesuai 
dengan pengalaman serta kemampuan pribadi para sufi itu 
sendiri. Di antaranya ada yang memilih hidup sederhana 
dan mengasingkan diri, tekun beribadah, berdzikir, 
merenungkan kebesaran tuhan, mencari kelemahan diri, 
memikirkan dan memperhatikan keindahan alam semesta. 
Prinsip kedua Hasan al-Bashri adalah al-khauf dan raja’. 

Dengan pengertian merasa takut kepada siksa Allah 
karena berbuat dosa dan sering melalaikan perintah-Nya 
serta menyadari kekurang-sempurnaannya. Oleh karena itu, 
prinsip ajaran ini adalah mengandung sikap kesiapan untuk 
melakukan mawas diri atau muhasabah agar selalu 
memikirkan kehidupan yang akan dating, yaitu kehidupan 
yang hakiki dan abadi. Hasan al-Bashri berkeyakinan 
bahwa, perasaan takut atau khouf itu sama dengan memetik 
amal sholeh; tidak seorang manusiapun yang tidak pernah 
merasa takut dan keluh kesah. 
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Kesimpulan dari ajaran Hasan al-Bashri ialah zuhud 
atau menjauhi kehidupan duniawi sehingga perhatian 
terpusat pada kehidupan akhirat dan mawas diri dan selalu 
memikirkan kehidupan ukhrowi adalah jalan yang akan 
menyampaikan seseorang kepada kebahagiaan yang abadi. 
Hasan al-Bashri merupakan pribadi yang cemerlang dan 
suri tauladan yang benar bagi akhlak luhur, setelah dalam 
kesucian dan kejernihannya. Beliau selalu menyiarkan 
kemuliaan yang tinggi dengan petuahnya yang berpengaruh 
dan ucapannya yang mantap, serta suluk-nya yang dijadikan 
sebagai contoh. Meskipun begitu, Hasan al-Bashri bukanlah 
seorang sufi, dalam arti yang tepat pada kata sufi. 

b. Rabiah al-Adawiyah 
Rabiah al-Adawiyah, nama lengkapnya adalah Rabiah 

al-Adawiyah binti Ismail al-Adawiyah al-Bashriyah, juga 
digelari Ummu al-Khair. Ia lahir di Bashrah tahun 95 H., 
disebut Rabi’ah karena ia puteri keempat dari anak-anak 
Ismail. Diceritakan, bahwa sejak masa kanak-kanaknya dia 
telah hafal al-Qur’an dan sangat kuat beribadah serta hidup 
sederhana. Ajaran terpenting dari sufi wanita ini adalah al-
Mahabbah dan bahkan menurut banyak pendapat, ia 
merupakan orang pertama yang mengajarkan al-hubb 
dengan isi dan pengertian yang khas tasawuf. Hal ini 
barangkali ada kaitannya dengan kodratnya sebagai wanita 
yang berhati lembut dan penuh kasih, rasa estetika yang 
dalam, berhadapan dengan situasi yang ia hadapi pada 
masa itu. Cinta murni kepada Tuhan adalah puncak 
ajarannya dalam tasawuf yang pada umumnya dituangkan 
melalui syair-syair dan kalimat-kalimat puitis. 

Dari syair-syair berikut ini dapat diungkap apa yang ia 
maksud dengan al-mahabbah: 

Kasihku,  
hanya Engkau yang kucinta, 
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Pintu hatiku telah tertutup bagi selain-Mu, 
Walau mata jasadku tak mampu melihat Engkau, 
Namun mata hatiku memandang-Mu selalu. 

Cinta kepada Allah adalah satu-satunya cinta 
menurutnya sehingga ia tidak bersedia mambagi cintanya 
untuk yang lainnya. Seperti kata-katanya “Cintaku kepada 
Allah telah menutup hatiku untuk mencintai selain Dia”. 
Bahkan sewaktu ia ditanyai tentang cintanya kepada 
Rasulullah SAW, ia menjawab: “Sebenarnya aku sangat 
mencintai Rasulullah, namun kecintaanku pada al-Khaliq 
telah melupakanku untuk mencintai siapa saja selain Dia”.  

Pernyataan ini dipertegas lagi olehnya lagi melalui 
syair berikut ini: “Daku tenggelam dalam merenung kekasih 
jiwa, sirna segalanya selain Dia, karena kekasih, sirna rasa 
benci dan murka”. Bisa dikatakan, dengan al-hubb ia ingin 
memandang wajah Tuhan yang ia rindu, ingin dibukakan 
tabir yang memisahkan dirinya dengan Tuhan. Dalam 
riwayat yang lain juga disebutkan bahwa suatu ketika 
Rabi’ah al-Adawiyah berkeluh-kesah sakit. Dan beberapa 
sufi menjenguknya, dan Rabiah mengira bahwa sakitnya itu 
dikarenakan ghirah atau kecemburuan Allah kepadanya, 
karena hati Rabiah pada saat itu tertarik akan surga. 

c. Dzu al-Nun al-Misri 
Dzu al-Nun al-Misri, nama lengkapnya adalah Abu al-

Faidi Tsauban bin Ibrahim Dzu al-Nun al-Mishri al-
Akhimini Qibthy. Ia dilahirkan di Akhmin daerah Mesir. 
Sedikit sekali yang dapat diketahui tentang silsilah 
keturunan dan riwayat pendidikannya karena masih banyak 
orang yang belum mengungkapkan masalah ini. Namun 
demikian, telah disebut-sebut oleh banyak orang sebagai 
seorang sufi yang tersohor dan terkemuka di antara sufi-sufi 
lainnya pada abad ke-3 Hijriah. Sebagai seorang ahli 
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tasawuf, Dzu al-Nun memandang bahwa ulama-ulama 
Hadits dan Fiqih memberikan ilmunya kepada masyarakat 
sebagai salah satu hal yang menarik keduniaan di samping 
sebagai obor bagi agama. 

Pandangan hidupnya yang cukup sensitif barangkali 
yang menyebabkan banyak yang menentangnya. Tidak 
sampai di situ, bahkan para Fuqaha mengadukannya kepada 
ulama Mesir yang menuduhnya sebagai orang yang zindiq, 
sampai pada akhirnya dia sampai memutuskan untuk 
sementara waktu pergi dari negerinya dan berkelana ke 
negeri lain. Namun, sekembalinya dari perkelanaan tersebut, 
orang banyak tetap menuduhnya sebagai seorang yang 
zindiq. Bahkan orang-orang menyuruhnya untuk pergi ke 
Baghdad menemui khalifah untuk menerima pengadilan. 
Akan tetapi di Baghdad ada banyak sufi yang berasal dari 
Mesir dan di antara mereka ada yang bekerja sebagai 
pegawai di lingkungan istana, dan merekalah yang 
mengusahakan kebebasan Dzu al-Nun tersebut. Ternyata 
kemudian ajarannya diterima di Baghdad. Sekembalinya di 
Mesir, ia kembali mengajarkan ajaran tasawufnya dan 
semenjak itu pula tasawuf berkembang dengan pesat di 
kawasan Mesir. Jasa-jasa Dzu al-Nun yang paling besar 
adalah sebagai peletak dasar tentang jenjang perjalanan sufi 
menuju Allah yang disebut al-maqamat. Ajarannya memberi 
petunjuk arah jalan menuju kedekatan dengan Allah sesuai 
dengan pandangan sufi. 

Di samping itu, dia juga pelopor doktrin al-Makrifah. 
Dalam hal ini ia membedakan antara pengetahuan dengan 
keyakinan. Menurutnya, pengetahuan merupakan hasil 
pengamatan inderawi, yaitu apa yang ia dapat diterima 
melalui panca indera. Sedangkan keyakinan adalah hasil 
dari apa yang dipikirkan dan/atau diperoleh melalui intuisi. 
Dia membagi tiga kualitas pengetahuan, yaitu: 
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1) Pengetahuan orang yang beriman tentang Allah 
pada umumnya, yaitu pengetahuan yang diperoleh 
melalui pengakuan atau syahadat. 

2) Pengetahuan tentang keesaan Tuhan melalui bukti-
bukti dan pendemonstrasian ilmiah dan hal ini 
merupakan milik orang-orang yang bijak, pintar 
dan terpelajar.  

3) Pengetahuan tentang sifat-sifat Yang Maha Esa, dan 
ini merupakan milik orang-orang yang shaleh (wali 
Allah) yang dapat mengenal wajah Allah dengan 
mata hatinya.10 

Ketika Dzu al-Nun ditanya tentang bagaimana ia 
mengenal Tuhan, maka dia menjawab: “Aku mengenal 
Tuhan karena Tuhan sendiri, kalau bukan karena Tuhan, 
aku tidak akan mengenal Tuhan”. Dzu al-Nun 
menerangkan, bahwa ciri-ciri makrifat itu ialah seseorang 
menerima segala sesuatu itu adalah atas nama Allah dan 
memutuskan segala sesuatu itu dengan menyerahkan 
kepada Allah, serta menyenangi segala sesuatu hanya 
semata-mata karena Allah. 

Ucapan hikmah lain dari Dzu al-Nun al-Mishri, 
adalah: Pangkal pembicaraan pada empat hal: (1) mencintai 
Allah Yang Maha Agung, (2) membenci kekikiran, (3) 
mengikuti Al-Qur’an, dan (4) takut berubah. Dzun al-Nun 
al-Mishri Rahimahumullah pun pernah berkata, “Al-
Hikmah tidak akan pernah tinggal pada seseorang yang 
pada perutnya penuh dengan makanan. Pernah juga ditanya 
tentang tobat, lalu dijawab, “Tobat orang awam adalah 
meninggalkan perbuatan dosa, sedangkan tobat orang 
khusus dari kelengahan.”  

 

 

10Lihat Harun Nasution, Filsafat dan Mistisisme dalam Islam, hal. 46. 
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d. Abu Hamid Al-Ghazali 
Abu Hamid Al-Ghazali menurut Abu al-Wafa’ al-

Ganimi al-Taftazani, ada dua corak tasawuf yang 
berkembang di kalangan sufi, yaitu: pertama, corak tasawuf 
sunni, di mana para pengikutnya memagari tasawuf mereka 
dengan Al-Qur’an dan as-Sunnah serta mengaitkan keadaan 
dan tingkatan rohaniah mereka dengan keduanya. Kedua, 
corak tasawuf semi-filosofis, di mana para pengikutnya 
cenderung pada ungkapan-ungkapan ganjil (syathahat) serta 
bertolak dari keadaan fana menuju pernyataan tentang 
terjadinya penyatuan ataupun hulul. 

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Simuh 
dengan menggunakan istilah yang berbeda. Simuh 
menyatakan, bahwa pada dua corak tasawuf yaitu union 
mistik dan personal/transendentalis mistik. Union mistik, 
yaitu suatu corak tasawuf yang memandang manusia 
bersumber dari Tuhan dan dapat mencapai penghayatan 
kesatuan kembali dengan Tuhannya. Sedangkan 
personal/transendentalis mistik, yaitu suatu corak tasawuf yang 
menekankan aspek personal bagi manusia dan Tuhan. Pada 
paham ini hubungan manusia dengan Tuhan dilukiskan 
sebagai hubungan antara makhluk dengan khalik. 

Dari dua corak tasawuf tersebut, menurut Abdul 
Qadir Mahmud, al-Ghazali masuk pada kelompok yang 
memiliki corak tasawuf sunni, bahkan di tangan al-Ghazali-
lah tasawuf sunni mencapai kematangannya. Mahmud 
berpendapat, para pemimpin sunni pertama telah 
menunjukkan ketegaran mereka menghadapi gelombang 
pengaruh gnostik barat dan timur, dengan berpegang teguh 
pada spirit Islam, yang tidak mengingkari sufisme yang 
tumbuh dari tuntunan Al-Qur’an, yang membawa syariat, 
juga yang menyuguhkan masalah-masalah metafisika. 
Mereka mampu merumuskan sufisme yang Islami dan 



 

20 Pendahuluan 

mampu bertahan terhadap pelbagai fitnah yang merongrong 
akidah Islam di kalangan sufisme. Sufisme sunni akhirnya 
beruntung mendapatkan seorang tokoh pembenteng dan 
pengawal bagi spirit metode Islami yaitu al-Ghazali, yang 
menempatkan syariat dan hakikat secara seimbang. Di 
tangan al-Ghazali tasawuf menjadi halal bagi kaum syariat, 
sesudah kaum ulama memandangnya sebagai hal yang 
menyeleweng dari Islam. 

Konsepsi al-Ghazali yang mengkompromikan antara 
pengalaman sufisme dengan syariat telah dijelaskan di 
dalam kitabnya yang terkenal yaitu Ihya’ Ulumuddin. Karya 
besar ini terdiri dari 4 jilid. Jilid pertama dan kedua, berisi 
ajaran syariat dan akidah disertai dasar-dasar ayat-ayat suci 
Al-Qur’an serta hadis dan penafsirannya. Dibahas pula 
bagaimana tingkat-tingkat pengamalan syariat yang 
sempurna lahir batin. 

Pada jilid ketiga dan keempat, khusus membahas 
tasawuf dan tuntunan budi luhur bagi kesempurnaan 
sebuah pengamalan syariat. Dimulai dengan membahas 
keajaiban hati beserta nafsu-nafsu, amarah, lawwamah dan 
mutmainnah, yang ketiganya saling berebut untuk menguasai 
batin manusia. Kemudian dilanjutkan tentang ajaran jihad 
akbar untuk memerangi dan menguasai nafsu amarah dan 
lawwamah, yakni ajaran tentang penyucian hati yang dalam 
ajaran tasawuf diartikan memutuskan setiap persangkutan 
dengan dunia, dan mengisi dengan sepenuh hati hanya bagi 
Tuhan semata. Kemudian dilanjutkan tentang cara 
mengkonsentrasikan seluruh kesadaran untuk berzikir 
kepada Allah. Hasil dari zikir adalah fana dan ma’rifat 
kepada Allah. Dengan demikian, corak tasawuf al-Ghazali 
lebih menekankan pada aspek pendidikan moralitas bagi 
para pencari kebenaran. 
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Maqamat-maqamat yang diajarkan oleh al-Ghazali 
terdapat di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, khususnya juz 
IV. Di dalam bagian tersebut diuraikan secara berturut-turut 
sebagai berikut: Kitab al-Taubah, Kitab al-Sabr wa al-Syukr, 
Kitab al-Khauf wa al-Raja, Kitab al-Faqr wa al-Zuhd, Kitab 
Tauhid wa al-Tawakkal, Kitab al-Mahabbah wa al-Syauq wa al-
Uns wa al-Ridha, Kitab al-Niyyah wa al-Ikhlas wa al-Sidq, Kitab 
al-Muqarabah wa al-Muhasabah, Kitab al-Tafakkur, dan Kitab 
Zikr al-Maut wa Ba’dah. 

Maqamat-maqamat ini menjelaskan beberapa point 
yang dianggap penting untuk memahami konsep tasawuf 
yang diajarkan oleh al-Ghazali,11 di antaranya: konsep 
taubat, zuhud, tawakkal, dan makrifah: 

1) Taubat. Pemahaman tentang taubat, menurut al-
Ghazali mencakup tiga hal: Ilmu, sikap (hal), dan tindakan. 
Ilmu adalah pengetahuan seseorang tentang sesuatu yang 
diakibatkan dosa besar. Pengetahuan itu melahirkan sikap 
sedih dan menyesal, yang melahirkan tindakan untuk 
bertaubat. Tobat harus dilakukan dengan kesadaran hati 
yang penuh dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak 
mengulangi perbuatan dosa. 

2) Zuhud. Dalam keadaan ini seorang calon sufi harus 
meninggalkan kesenangan duniawi dan hanya 
mengharapkan kesenangan ukhrawi. Al-Ghazali membagi 
tingkatan zuhud dari segi tingkatan motivasi yang 
mendorongnya kepada tiga tingkatan: (a) Zuhud yang 
didorong oleh rasa takut terhadap api neraka dan yang 
semacamnya. Zuhud dalam tingkatan ini adalah zuhudnya 
orang-orang pengecut, (b) Zuhud yang didorong oleh motif 
mencari kenikmatan hidup di akhirat. Zuhud dalam 

 

11 Abu Hamid al-Ghazali, Ihya ‘Ulum al-Din (Cairo: Dar al-Sya’b, 
t.th.), hal. 17. 
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tingkatan ini adalah zuhudnya orang-orang yang 
berpengharapan, yang hubungannya dengan Allah diikat 
oleh ikatan pengharapan dan cinta, bukan ikatan takut, dan 
(c)  Zuhud yang didorong oleh keinginan untuk melepaskan 
diri dari memperhatikan apa saja selain Allah dalam rangka 
membersihkan diri daripadanya dan menganggap remeh 
terhadap apa yang selain Allah. Zuhud dalam tingkatan 
inilah yang merupakan sikap zuhud para arifin. 

3) Tawakal. Tawakal dalam tasawuf diartikan berserah 
diri kepada kehendak Tuhan seperti halnya mayat di depan 
orang yang memandikannya. Tawakal dalam pengertian 
tasawuf adalah suatu syarat mutlak sebagai tangga 
memutuskan segala ikatan dengan dunia secara total dan 
final. Tanpa jiwa tawakal seperti itu, hati tidak akan terbebas 
dari belenggu. Menurut al-Ghazali, sikap tawakal lahir dari 
keyakinan yang teguh akan kemahakuasaan Allah sebagai 
pencipta. Dia berkuasa melakukan apa saja terhadap 
manusia. Walaupun demikian, harus pula diyakini bahwa 
Dia juga Maha Rahman, Maha Pengasih tak pilih kasih pada 
makhluknya. Karena itu, manusia seharusnya berserah diri 
kepada Tuhannya dengan sepenuh hati. 

4) Makrifah. Makrifah (gnosis) secara umum 
diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan yang diperoleh 
melalui akal. Sedangkan menurut tasawuf, makrifah berarti 
mengetahui Allah Swt dari dekat. Bagi al-Ghazali, makrifah 
bukan hanya diartikan melihat Tuhan, tetapi juga 
mengetahui rahasia Allah dan mengetahui peraturan-
peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Makrifah pada 
Allah bukan merupakan ilmu yang dapat ditangkap dengan 
panca indera dan akal pikiran, tetapi merupakan suatu 
pengalaman dan penghayatan yang bersifat langsung. Alat 
yang digunakan untuk mendapatkan makrifah adalah qalbu. 
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Menurut al-Ghazali, qalbu bagaikan cermin; sementara 
ilmu adalah pantulan gambar realitas yang terdapat di 
dalamnya.12 Jelasnya, jika cermin qalbu tidak bening, maka 
ia tidak dapat memantulkan realitas-realitas ilmu. Adapun 
penyebab qalbu tidak bening adalah hawa nafsu, maka 
untuk mendapatkan hati yang bening, seorang sufi harus 
berpaling dari hawa nafsu. Memperoleh makrifah 
merupakan proses yang bersifat terus menerus. Makin 
banyak seorang sufi memperoleh makrifah, makin banyak 
pula yang diketahuinya tentang rahasia Tuhan dan semakin 
dekatlah ia kepada-Nya. Proses yang dilakukan oleh seorang 
sufi untuk memperoleh makrifah yaitu dengan cara 
riyadhah dan mujahadah dalam beribadah. Keterikatan 
makrifah dengan amal (ibadah) inilah yang membedakan 
konsepsi makrifah al-Ghazali dengan konsepsi makrifah 
Abu Yazid al-Bustami, yang menganggap ketekunan dalam 
ibadah sebagai pertanda tidak layaknya orang memperoleh 
makrifah dari Tuhan. 

Selanjutnya, al-Ghazali menjelaskan bahwa makrifah 
ini menimbulkan mahabbah (mencintai Tuhan), dan 
mahabbah baginya bukan mahabbah sebagai yang 
diucapkan Rabi’ah al-Adawiyah, tetapi mahabbah dalam 
bentuk cinta seseorang kepada yang berbuat baik 
kepadanya, cinta yang timbul dari kasih dan rahmat Tuhan 
kepada manusia yang memberi manusia hidup, rizki, 
kesenangan dan lain-lain. Kadar mahabbah seorang sufi 
ditentukan oleh kedalaman makrifah yang dimilikinya. 
Semakin kuat makrifahnya, semakin kuat mahabbahnya. 
Menurut al-Ghazali makrifah dan mahabbah adalah derajat 
tertinggi yang dapat dicapai seorang sufi. 

 

12Abu Hamid al-Ghazali, Ihya ‘Ulum al-Din (Cairo: Dar al-Sya’b, 
t.th.), hal. 25. 
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3. Aliran Tasawuf Falsafi 

a. Pengertian Tasawuf Falsafi 

Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya 
memadukan antara visi mistis dan visi rasional 
pengasasnya. Berbeda dengan tasawuf akhlaqi, tasawuf 
falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam 
pengungkapannya.Menurut at-Taftazani, tasawuf falsafi 
muncul dengan jelas dalam khazanah Islam sejak abad 
keenam hijriyah, meskipun tokohnya baru dikenal seabad 
kemudian.13 

Tasawuf falsafi tidak bisa hanya dipandang sebagai 
filsafat, karena ajaran dan metodenya didasarkan pada 
rasa(dzauq), tetapi tidak dapat pula dikategorikan sebagai 
tasawuf dalam pengertian yang murni, karena ajarannya 
sering diungkapkan dalam bahasa filsafat dan lebih 
berorientasi pada panteisme. 

Dalam tasawuf falsafi, terdapat pemikiran-pemikiran 
mengenai bersatunya Tuhan dengan makhluknya, 
setidaknya terdapat beberapa term yang telah masyhur 
yaitu: 

1) Hulul, merupakan salah satu konsep di dalam tasawuf 
falsafi yang berimplikasi kepada bersemayamnya sifat-
sifat ke-Tuhanan ke dalam diri manusia. Paham hulul 
ini disusun oleh Al-Hallaj. 

2) Wahdah al-Wujud, dapat berarti penyatuan eksistensi 
atau penyatuan dzat, sehingga yang ada atau segala 
yang wujud adalah Tuhan. 

 

13 Abdul Kadir Mahmud, Al-Falsafah al-Sufiah fi al-Islam (Mesir: Dar 
al-Fikr al-Arabiyah, t.th.), hal. 71. 
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3) Ittihad, kata ini berasal dari kata wahd atau wahdah 
yang berarti satu atau tunggal. Jadi, ittihad artinya 
bersatunya manusia dengan Tuhan, berdasarkan 
keyakinan bahwa manusia adalah pancaran Nur Ilahi. 
Tokoh pembawa faham ittihad, adalah Abu Yazid al-
Bustami. 

Itulah kaum sufi falsafi, mereka meyakini 
bahwasannya alam semesta hanyalah bayangan 
fatamorgana dan biasan dari zat Allah. Semua yang ada 
adalah wujud Allah dan jelmaan Allah. Jika demikian 
faktanya, seyogyanya kita merenungi sebuah riwayat, ketika 
Rasulullah saw. memarahi Umar Ibn al-Khattab r.a., karena 
kedapatan membawa sobekan taurat, Rasulullah  bersabda: 

 

ِّبَاعِي  لا� ات

 مَا هَذَا ��لمَْ �تِٓ بهِاَ بیَْضَاءَ نقَِ��ةً؟ لوَْ ��دْرَكَنيِ ��ِ� مُوسىَ حَ��ا مَا وَسِعَهُ ا

“Apa yang kamu bawa ini, bukankah aku telah membawa 
(al-Qur’an) yang jelas dan jernih? Kalau seandainya 
saudaraku Musa as. hidup pada zamanku, tentu beliau tidak 
akan susah-susah lagi, kecuali mengikutiku.” (HR. Al-
Amidi). 

Dalam hadits ini dapat dipahami, umat Muhammad 
saw., wajib mengikuti tuntunan Rasulullah saw. dan al-
Quran. Artinya, umat Islam dilarang mengambil sumber 
pemikiran dari peradaban lain jika perkara tersebut sudah 
terdapat dalam sumber hukum Islam. Karena itu, dari aspek 
sumber pemikiran, tasawuf falsafi seringkali dianggap 
melakukan kesalahan, karena mengambil sumber teori 
tasawuf dari filsafat non-Islam, meskipun para tokohnya  
pada akhirnya selalu mencoba menjustifikasi teori falsafinya 
dengan dalil al-Qur`an atau al-Hadis. 

Objek yang menjadi perhatian para tasawuf falsafi adalah: 
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a) Latihan rohaniah dengan rasa, intuisi, serta 
instrospeksi diri. Mengenai latihan rohaniah adalah 
dengan tahapan maqam maupun keadaan (hal), 
rohani serta rasa (dzauq). 

b) Iluminasi atau hakikat yang tersingkap dari alam 
gaib, seperti sifat-sifat robbani. Mengenai iluminasi 
ini para sufi dan juga filosof tersebut melakukan 
latihan rohaniah dengan menggairahkan roh dengan 
jalan menggiatkan dzikir, karena menurut mereka 
dengan dzikir jiwa dapat memahami hakikat realitas-
realitas.14 

b. Tokoh-tokoh Tasawuf Falsafi 

 Ibn ‘Arabi 

Nama lengkap Ibn ‘Arabi adalah Muhamad bin ‘Ali 
bin Ahmad bin Abdullah Ath-Tha’i Al-Haitimi. Ia lahir di 
Murcia, Andalusia Tenggara, Spanyol pada tahun 560 H. 
Beliau lahir dari keluarga berpangkat, hartawan, dan 
ilmuwan. Ia tinggal di Hijaz dan meninggal pada tahun 
638H. 

Untuk lebih jelasnya mengenai kritik Ibn Taimiyah 
atas ajaran Ibn ‘Arabi, terlebih dahulu dapat kita perhatikan 
pandangan beliau terhadap wahdat al-wujud. Menurut Ibn 
Taimiyah, wahdat al-wujud adalah penyamaan Tuhan 
dengan alam. Menurut penjelasan orang-orang yang 
mempunyai pemahaman wahdat al-wujud mengatakan 
bahwa, wujud itu sesungguhnya hanya satu dan wajibul 
wujud yang dimiliki oleh khaliq, juga mumkinul wujud yang 
dimiliki oleh makhluk selain itu. 

 

14Abdul Kadir Mahmud, Al-Falsafah al-Sufiah fi al-Islam (Mesir: Dar 
al-Fikr al-Arabiyah, t.th.), hal. 71. 
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Terkait dengan ajaran Ibn ‘Arabi mengenai wahdat al-
wujud, dapat dilihat dari penafsirannya terhadap isi Al-
Qur’an yang berhubungan dengan wahdat al-wujud di 
antaranya; “Mahasuci Tuhan yang telah menjadikan segala 
sesuatu dan Dia sendiri adalah hakikat segala sesuatu itu”. 
Apabila dilihat dari segi adanya kesamaan antara wujud 
Tuhan dan wujud alam dan wujud Tuhan bersatu dengan 
wujud alam, perlu diingat bahwa Ibn ‘Arabi menyebut 
wujud, maksudnya adalah wujud mutlak, yaitu wujud 
Tuhan. Adapun Ibn ‘Arabi menggunakan wujud terhadap 
selain Tuhan yaitu wujud alam, pada hakikatnya wujud 
tersebut milik Tuhan yang dipinjamkan kepadanya, untuk 
hal ini Ibn ‘Arabi memberikan contoh berupa cahaya hanya 
milik matahari, tetapi cahaya itu dipinjamkan kepada para 
penghuni bumi.15 

Dari pengertian tersebut, Ibn Taimiyah telah menilai 
ajaran sentral Ibn ‘Arabi dari aspek tasybihnya saja 
(penyerupaan Khaliq dengan makhluq), tetapi belum  
menilai dari aspek tanzihnya (penyucian khaliq).16 
Selanjutnya Ibnu ‘Arabi menjelaskan hubungan antara 
Tuhan dengan alam. Menurutnya, alam adalah bayangan 
Tuhan. Oleh karena itu, alam merupakan tempat tajalli dan 
mazhar (penampakan) Tuhan. Untuk memperkuat 
pendiriannya itu, Ibn ‘Arabi merujuk sebuah hadits 

qudsi:“Aku pada mulanya adalah perbendaharaan yang 
tersembunyi, kemudian Aku ingin dikenal, maka Ku-
ciptakan makhluk, lalu dengan itulah mereka mengenal 
Aku.” 

 

15 Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Risalah al-Anwar fima Yamnahu Shahibu 
al-Khalwati min al-Asrar (Cet. I; Mesir: al-Matbaah al-Jamaliyah Biharatu al-
Rum, 1947), hal. 34.  

16 Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, Tasawuf dan Kritik Terhadap Filsafat 
Tasawuf, alih bahasa Asywadui Syukri (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hal. 29. 
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Dari kutipan di atas, jelas sekali bahwa Ibn ‘Arabi 
masih membedakan antara Tuhan dan alam, dan wujud 
Tuhan itu tidak sama dengan wujud alam. Meskipun di satu 
sisi terkesan menyamakan Tuhan dengan alam, di sisi lain ia 
menyucikan Tuhan dari adanya persamaan. Jadi wahdat al-
wujud menurut konsep Ibn ‘Arabi, tidak dapat dikatakan 
sama dengan panteisme, sebab ia masih mengakui bahwa 
alam ini diciptakan Tuhan dan Tuhan itu di luar alam, 
sedangkan alam hanya merupakan mazhar-Nya, mazhar 
asma dan sifat-sifatnya. 

Dari konsep wahdat al-wujud Ibn ‘Arabi, muncul dua 
konsep yang sekaligus merupakan lanjutan atau cabang dari 
konsep tersebut, yaitu konsep hakikat al-Muhammadiyyah dan 
konsep wahdat al-adyan (kesamaan agama).17 Penjelasan Ibn 
‘Arabi mengenai Hakikat Muhammadiyyah sebagai emanasi 
(pelimpahan) pertama dari wujud Tuhan. Selanjutnya, ia 
mengatakan bahwa Nur Muhammad itu qadim dan 
merupakan sumber emanasi dengan berbagai macam 
kesempurnaan ilmiah dan amaliah yang terealisasikan pada 
para nabi semenjak Nabi Adam as. sampai kepada Nabi 
Muhammad saw. 

Adapun yang berkenaan dengan wahdat al-adyan 
(kesamaan agama), Ibn ‘Arabi memandang bahwa sumber 
agama adalah satu, yaitu hakikat Muhammadiyah. 
Konsekwensinya, semua agama adalah tunggal dan semua 
itu kepunyaan Allah. Seorang yang benar-benar arif adalah 
orang yang menyembah Allah dalam setiap bidang 
kehidupannya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa 
hendaknya seorang ‘abid memandang apa saja sebagai 
bagian dari ruang lingkup realitas dzat Tuhan yang tunggal. 

 

17 Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid I (Beirut: Dar 
Shadir, t.th.), hal. 345. 
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 Al-Jilli (1365-1417) 

Nama lengkapnya adalah Abdul Karim bin Ibrahim 
Al-Jili. Ia lahir pada tahun 1365 M di Jilan (Gilan), sebuah 
provinsi di selatan Kaspia dan wafat pada tahun 1417 M. 
Nama Al-Jili diambil dari tempat kelahirannya di Gilan. Ia 
adalah seorang sufi yang terkenal dari Bagdad. Ajaran 
Tasawuf Al-Jili: 

a)  Insan Kamil 

Ajaran tasawuf al-Jilli yang terpenting adalah faham 
Insan Kamil (manusia sempurna). Menurut al-Jilli, insan 
kamil adalah nuskhah atau copyan Tuhan. Al-Jilli 
memperkuatnya dengan hadits; “Allah menciptakan Adam 
dalam bentuk yang Maha Rahman.” Sebagaimana diketahui, 
Tuhan memiliki sifat-sifat seperti hidup, pandai, mampu 
berkehendak, mendengar, dan sebagainya. Manusia (adam) 
pun memiliki sifat-sifat seperti itu. Lebih lanjut, al-Jilli 
mengemukakan bahwa perumpamaan hubungan Tuhan 
dengan insan kamil adalah bagaikan cermin di mana 
seseorang tidak akan dapat melihat bentuk dirinya kecuali 
melihat cermin itu. Selanjutnya, ia berpendapat bahwa 
ketidaksempurnaan manusia disebabkan oleh hal-hal yang 
bersifat ‘aradhi. 

b) Maqamat (al-Martabah) 

Al-Jilli dengan filsafat insan kamilnya, merumuskan 
beberapa maqam yang harus dilalui seorang sufi, yang ia 
sebut al-martabah (jenjang atau tingkat). Tingkat-tingkat itu 
adalah: 

(1) Islam, yang didasarkan pada lima pokok atau rukun 
dalam pemahaman kaum sufi tidak hanya dilakukan 
ritual saja, tetapi harus dipahami dan dirasakan lebih 
dalam. 
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(2) Iman, yakni membenarkan dengan sepenuh keyakinan 
akan rukun iman, dan melaksanakan dasar-dasar 
Islam. 

(3) Ash-shalah, yakni dengan maqam ini seorang sufi 
mencapai tingkat ibadah yang terus-menerus kepada 
Allah dengan penuh perasaan khauf dan raja’. 

(4) Ihsan, yakni dengan maqam ini menunjukan bahwa 
seorang sufi telah mencapai tingkat menyaksikan efek 
(atsar) nama dan sifat Tuhan, sehingga dalam 
ibadahnya, ia merasa seakan-akan berada dihadapan-
Nya. 

(5) Syahadah, seorang sufi dalam maqam ini telah 
mencapai iradah yang bercirikan mahabbah kepada 
Tuhan tanpa pamrih, mengingat-Nya secara terus-
menerus, dan meninggalkan hal-hal yang menjadi 
keinginan pribadi. 

(6) Shiddiqiyah, istilah ini menggagambarkan tingkat 
pencapaian hakikat yang makrifat yang diperoleh 
secara bertahap. 

(7) Qurbah, maqam ini merupakan maqam yang 
memungkinkan seorang dapat menampakan diri 
dalam sifat dan nama yang mendekati sifat dan nama 
Tuhan.18 

Namun, satu hal yang perlu diketahui bahwa al-Jilli 
mengatakan, “Mengetahui dzat yang Maha Tinggi itu secara 
kasyaf Ilahi, yaitu kamu dihadapan-Nya dan Dia di 
hadapanmu tanpa hulul dan ittihad. Sebab hamba adalah 
hamba dan Tuhan adalah Tuhan. Oleh karena itu, tidaklah 

 

18Abdul Kadir Mahmud, Al-Falsafah al-Sufiah fi al-Islam (Mesir: Dar 
al-Fikr al-Arabiyah, t.th.), hal. 88. 
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mungkin hamba menjadi Tuhan atau sebaliknya.” Dengan 
pernyataan ini, kita pahami bahwa sungguhpun manusia 
mampu berhias dengan nama dan sifat Tuhan, ia tetap tidak 
bisa menyamai sifat dan nama-nama-Nya. 

 

 Ibn Sab’in 

Nama lengkapnya Abdul Haqq Ibn Ibrahim Muhamad 
Ibn Nashr, seorang sufi dan juga filosof dari Andalusi. Ia di 
panggil Ibn Sab’in dan digelari Quthbuddin. Dilahirkan 
tahun 614 H(1217/11218M) di kawasan Murcia. Adapun 
ajaran tasawuf Ibn Sab’in: 

a) Kesatuan Mutlak 

Ibn Sab’in menggagas sebuah faham dalam tasawuf 
filosofis, yang dikenal dengan paham kesatuan mutlak. 
Gagasan esensialnya sederhana, yaitu wujud adalah satu 
alias wujud Allah semata. Paham ini lebih dikenal dengan 
sebutan paham kesatuan mutlak. Dalam paham ini, Ibn 
Sab’in menempatkan ketuhanan pada tempat pertama. 
Sebab wujud Allah, menurutnya adalah asal segala yang ada 
pada masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Sementara 
wujud materi yang tampak justru dia rujukkan pada wujud 
mutlak yang rohaniah. Dengan demikian, berarti paham ini 
dalam menafsirkan wujud bercorak spiritual dan bukan 
material. 

Pemikiran Ibn Sab’in ini mengambil rujukan dari Al-
Qur’an, yang diinterpretasikan secara filosofis ataupun 
khusus. Misalnya, firman Allah ”Dia itulah Yang Awal dan 
Yang Akhir, yang dzahir dan yang Batin.”(Q.S.Al-Hadid ; 3) 
dan firman-Nya, ”tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali 
Allah.” (Q.S Al-Qashas :28). 

b) Penolakan terhadap Logika Aristotelian 
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Paham tentang kesatuan mutlak telah membuatnya 
menolak logika Aristotelian. Terbukti dalam karyanya Budd 
al-Arif, ia menyusun suatu logika baru yang bercorak 
iluminatif,. Ibn Sab’in menamakan logika barunya itu 
dengan logika pencapaian kesatuan mutlak, berbeda dengan 
kategori logika yang bisa dicapai dengan penalaran, tetapi 
termasuk tembusan Ilahi yang membuat manusia bisa 
melihat yang belum pernah dilihatnya maupun mendengar 
yang belum pernah didengarnya. Dengan demikian logika 
tersebut bercorak intuitif. 

 

C.  Tasawuf Sebagai Etika Pembebasan 

1. Islam, Moralitas Sebuah Keniscayaan 

Memahami Islam sebagai agama kaffah hendaknya 
dilihat dari tiga komponen: akidah, syariah, dan tasawuf 
(akhlak). Dari perspektif akidah, Islam memperkenalkan 
konsep keesaan Tuhan. Hal itu dimulai dari keberadaan 
Nabi Muhammad di Makkah di tengah masyarakat yang 
masih jahiliah, suatu kondisi mayoritas masyarakat yang 
dari sisi teologi masih menganut paganisme. Penghambaan 
mereka terhadap benda-benda mati berpengaruh pada 
kondisi sosio-kultural masyarakat Makkah. Peradaban 
mereka masih tergolong rendah, perbudakan masih berlaku, 
dan ketimpangan sosial juga kian besar. Ini jelas merupakan 
tantangan dakwah yang cukup berat. 

Selama 13 tahun, Nabi Muhammad saw. bersosialisasi 
di Makkah dengan menawarkan prinsip teologi “la ilaha 
illallah”, tiada Tuhan selain Allah. Di samping secara teologis 
bermakna penegasan tidak ada tuhan yang absolut kecuali 
Allah, pernyataan keimanan ini juga memberikan dampak 
sosial-politik, yaitu penolakan terhadap berbagai bentuk 
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perbudakan, penjajahan dan intimidasi yang melanggar 
kebebasan dan hak asasi manusia. Soalnya, dalam 
pandangan Islam, manusia dibangun atas dasar 
kebersamaan, kebebasan dan persamaan derajat. 

Setelah tiga belas tahun mengemban misi “la ilaha 
illallah” di Makkah, nabi Muhammad saw. hijrah ke Yatsrib, 
yang kemudian berganti nama menjadi Madinah. Ia 
dinamakan Yatsrib karena yang pertama datang dan 
membangun kota itu adalah seorang yang bernama Yastrib 
ibn Laudz Sam bin Nuh. Masyarakat kota Yatsrib cukup 
beragam dan sudah mengena pluralisme. Ada sejumlah 
suku dominan yang mendiami kota itu: suku Aus, Khazraj, 
Qainuqa’, Quraidlah dan Bani Nadhir.19 

Demikian pula, penduduknya menganut beragam 
agama: Islam, Yahudi, dan sebagian kecil Kristen Najran. 
Dalam masyarakat Islam sendiri terdapat dua latar 
belakang, yaitu kaum migran atau pendatang yang terkenal 
dengan sebutan sahabat Muhajirin (dari berbagai suku asal 
Makkah dan sekitarnya), dan penduduk lokal yang biasa 
disebut sahabat Anshar, yang didominasi oleh suku Aus dan 
Khazraj,  sedangkan kaum Yahudi lebih banyak berasal dari 
suku Nadhir, Qainuqa, dan Quraidlah. 

Sejak awal keberadaannya, umat Islam sudah 
mempunyai keterkaitan sejarah yang sangat erat dengan dua 
kelompok agama besar, yakni kaum Yahudi dan umat 
Nasrani. Kedekatan inilah yang melahirkan sejarah panjang 
interaksi kultural antara umat Islam dan umat Yahudi-
Kristen. Prestasi masing-masing umat dari ketiga agama 
tersebut di bidang kerukunan dan kedamaian mengalami 
pasang surut. Bahkan tidak jarang masing-masing dari 

 

19Syaikh Abd Ar-Rauf Al-Manawi, Al-Kawakib Al-Durriyah Tarajim 
Al-Sadah Al-Sufiyah (Kairo: Zawiyah at-Tijaniyah, t.th.), hal. 50. 
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ketiganya terlibat konflik berkepanjangan yang meng-
akibatkan kerugian besar baik fisik maupun non-fisik. Lalu, 
bagaimana wujud interaksi kultural itu? 

Pola interaksi yang dibangun oleh Islam sejak awal 
berupa dinamisasi yang mengedepankan pola uswah 
hasanah, yakni berdasarkan pada moralitas dan contoh 
teladan yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.: 
“Aku diutus untuk menyempurnakan moralitas 
kemanusiaan yang luhur”. Pendekatan moralitas ini 
menuntut umat Islam untuk selalu menjadi uswah atau 
teladan yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Maka tidak 
mengherankan, jika sejak awal eksistensinya di Makkah, 
umat Islam sudah tampak akomodatif, kreatif, dan 
terkadang defensif terhadap nilai-nilai dari luar. Metode 
uswah hasanah adalah gerakan beragama yang bersifat soft-
power, yaitu menjunjung tinggi keteladanan, moraitas, 
pembelaan terhadap kaum dhuafa, dan penegakan hak-hak 
asasi manusia. 

Dalam posisinya sebagai agama yang menjunjung 
tinggi moralitas, Islam menunjukkan hal itu dalam 
kehidupan sehari-hari utusannya, seperti ditunjukkan Nabi 
Muhammad dalam sosok kepribadian, ucapan dan tingkah 
lakunya. Beliau pernah beranjak dari tempat duduknya saat 
jenazah non-Muslim diusung melintas di hadapannya. Sikap 
ini merupakan satu bentuk penghormatan kepada non-
Muslim meski sudah meninggal. Praksis dakwah Islam 
seperti ini merupakan bagian dari proses pembangunan 
image, yakni untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama 
yang menjunjung tinggi moralitas –dalam bahasa Arab 
itmamul khuluq, demi penyempurnaan etika dan moralitas. 
Kebenaran maupun otentisitas Islam tidak pernah 
digunakan untuk kepentingan melakukan tindakan anarkis, 
seperti pemaksaan, intimidasi, kekerasan, dan sekian 
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tindakan negatif lainnya. Ini adalah Islam dalam komponen 
akidah.  

Demikian pula Islam dalam komponen syariatnya. 
Syariat berasal dari kata “syara’a”, berarti jalan. Dalam 
pengertian terminologisnya, syariat dapat diartikan sebagai 
jalan kehidupan yang baik, yaitu nilai-nilai agama yang 
diaplikasikan secara fungsional dan dalam makna konkret 
untuk mengarahkan kehidupan manusia. Dengan kata lain, 
syariah merupakan jalan ketetapan Tuhan sebagai arah 
kehidupan manusia untuk merealisasikan kehendak Tuhan. 
Maka, yang dimaksud syariat Islam adalah tuntunan Islam 
yang meliputi segala aspek kehidupan manusia, yakni mulai 
dari moralitas seruan pada penegakan hukum, keadilan, 
menciptakan kemakmuran, dan upaya meningkatkan 
sumber daya manusia. Singkatnya, semangat dasar dari 
syariat Islam adalah moralitas. 

Pada masa Nabi Muhammad saw., syariat 
menampilkan dua aspek dalam dirinya, aspek eksoterik dan 
esoterik. Sisi eksoterik syariat Islam, seperti kewajiban 
shalat, puasa, zakat, haji dan jihad fi sabilillah, baru sempurna 
ketika kondisi sosial politik serta ekonomi masyarakat 
Madinah sudah sampai ke situasi stabil dan kokoh. Kondisi 
masyarakat yang cukup plural dan tuntutan pemberlakuan 
syariat-moral Islam, seperti dijelaskan di atas, memberikan 
inspirasi bagi Nabi Muhammad saw., untuk mendirikan apa 
yang kemudian dikenal dengan “Negara Madinah”. Konsep 
Negara Madinah tertuang dalam Ash-Shahifah 
(diterjemahkan kemudian menjadi “Piagam Madinah”) yang 
mengandung nilai universalitas: keadilan, kebebasan, 
persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama di 
mata hukum. 
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Yang menarik, dalam Piagam Madinah ini tidak 
ditemukan teks-teks apapun yang menunjukkan superioritas 
simbol-simbol Islam, seperti kata “Islam”, “ayat Al-Qur’an, 
“syariat Islam”, atau sesuatu yang menunjukkan perlakuan 
khusus terhadap umat Islam. Kota Yatsrib pun berganti 
nama menjadi “Madinah”, yang berasal dari kata tamaddun, 
yang berarti “peradaban”. Maksudnya, kota atau negara 
yang mencita-citakan tatanan masyarakat berperadaban. 
Dan untuk mewujudkannya, Nabi Muhammad 
mengembangkan konsep “ukhuwah madaniyah”, yakni 
komitmen bersama untuk hidup dalam sebuah kota atau 
negeri yang berperadaban. 

Dalam kerangka ukhuwah seperti ini, masyarakat 
Madinah betul-betul merasa betah dengan pola penegakan 
syariat Islam yang dipraktikkan Nabi Muhammad saw., di 
Madinah. Misalnya, ketika mendengar ada penduduk 
Madinah beragama Yahudi terbunuh, Nabi Muhammad 
segera memobilisasi dana masyarakat untuk kemudian 
diberikan kepada pihak keluarganya. “Barang siapa yang 
membunuh non-Muslim, maka ia akan berhadapan dengan saya”, 
tegas beliau. Demikian pula sikapnya yang elegan ketika 
menghadapi rombongan jenazah seorang Yahudi yang 
melintas di depannya, seperti disinggung di atas. 

Jadi, “syariat Islam” dalam arti pemberlakuan hukum 
Islam, juga berjalan dengan baik. Nabi Muhammad saw. 
selalu mengutamakan pemecahan sosio-kultural atas suatu 
masalah dibanding sanksi hukum yang bersifat formal. 
Dengan demikian, masyarakat Islam selalu dinamis, larut 
dalam upaya pemecahan masalah kemasyarakatan dan 
terlepas dari jeratan sanksi hukum. Sanksi hukum dalam 
Islam memang cukup berat. Oleh karena itu, penerapannya 
harus melalui prosedur syarat-syarat yang juga sangat berat. 
Tak heran ketika Umar ibn Khaththab menjabat sebagai 
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khalifah, beliau pernah membekukan dan menangguhkan 
hukuman potong tangan bagi para pencuri selama tiga 
tahun musim paceklik. Alasannya, saat itu penduduk 
sedang mengalami kemiskinan akibat kekeringan. Khalifah 
Umar memegang satu prinsip yang diajarkan oleh 
Rasulullah saw., yakni bahwa amar makruf (mendorong 
berbuat baik) haruslah lebih diutamakan daripada nahi 
munkar (melarang berbuat kemungkaran). 

Kesimpulannya, melalui pengalaman Nabi 
Muhammad saw. di Madinah ini, syariat Islam lebih 
bermakna sebagai upaya untuk saling menghormati dan 
menghargai, tolong-menolong, cinta tanah air, mewujudkan 
keadilan dan kemakmuran. Dari pengertian inilah, Islam 
pun dikenal dengan penegakan syariat secara kaffah. 

2. Tasawuf, Etika Pembebasan: Melampaui Pemahaman 
Agama yang Eksrem 

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa ajaran 
Islam yang sempurna menuntut setiap umat Islam untuk 
mengamalkan ajaran-ajaran keagamaan secara sempurna 
pula. Parameter dari kesempurnaan pengamalan ajaran 
Islam dapat dilihat dari seberapa jauh kemampuan 
seseorang menyeimbangkan kandungan akidah, syariat, dan 
tasawuf. Landasan akidah dan syariat sudah dikemukakan 
di awal, termasuk aspek eksoterik dari syariat. Lalu, 
bagaimana dengan aspek esoterisnya? Dan, mengapa 
tasawuf? 

Kandungan ayat dalam Al-Qur’an Surah al-Jumuah 
[62]: 2, sebagai berikut: 

وَيُـزكَِّيهِمْ  آََ�تهِِ  عَلَيْهِمْ  لُو  يَـتـْ هُمْ  مِنـْ رَسُولاً  يِّينَ  الأْمُِّ فيِ  بَـعَثَ  الَّذِي  هُوَ 
 وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـبْلُ لفَِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ 
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Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf 
seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-
ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan 
mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan 
sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam 
kesesatan yang nyata. (QS. Al-Jumu’ah [62]: 2). 

Menggambarkan tingkat pemahaman umat Islam yang 
berbeda-beda dalam menangkap pesan keilahian. Tidak 
sedikit yang memahami agama Islam secara legal-formal 
dan tekstualistik. Sumber-sumber pokok Islam, yakni al-
Qur’an dan al-Hadis, itu bersifat umum dan global, dan 
terkadang normatif, sehingga untuk memahami sebuah ayat 
–hanya untuk mengetahui maksudnya—tidak jarang 
dibutuhkan penjelasan ayat lain, hingga interpretasi dan 
ijtihad para ulama. Apabila kerja-kerja penafsiran ini 
didekati secara legal-formal, maka yang muncul adalah 
model pemahaman ajaran Islam sempit, kaku dan –dalam 
tataran implementasi seperti dipraktikkan sejumlah 
kelompok agama tertentu—kadang menjadi ekstrem dan 
menakutkan.20 

Penafsiran ekstrem ini pernah dialami Rasulullah saw., 
pada masa hidupnya. Dalam sebuah hadis yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim dikisahkan, ketika 
Rasulullah saw. membagi fai’ atau harta rampasan perang di 
Ja’ronah setelah menjajaki kota Hunain dan Thaif, tiba-tiba 
salah seorang dari Bani Tamim bernama Dzul Khuwaishirah 
berdiri dan protes. Dengan tegas, dia mengatakan kepada 
Nabi Muhammad, “Bersikap adillah, wahai Muhammad!”. 
Dengan sedikit kesal Nabi menjawab: “Celaka kamu! tidak 
ada orang yang lebih adil dari aku, karena apa yang kami 

 

20 Mahmud Qasim, Al-Khayal fi Madzhab Muhyiddin Ibnu ‘Arabi 
(Kairo: Ma’had al-Buhuts wa ad-Dirasah al-Arabiyah, 1969), hal. 11. 
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lakukan berdasarkan petunjuk Allah”. Setelah Dzul 
Khuwaishirah pergi, Nabi Muhammad saw. pun bersabda, 
“Sayakunu ba’di min ummati qaumun yaqra’unal Qur’an, wala 
yatajawazu halaqimahum, hum syarrul khalq wal khaliqah” 
(Suatu saat nanti akan muncul sekelompok kecil dari 
umatku yang membaca al-Qur’an, tetapi tidak mendapatkan 
substansinya. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk di 
dunia ini). 

Apa yang disabdakan oleh Nabi ini kemudian terbukti 
seperempat abad setelah wafatnya. Pada pagi Jumat tanggal 
17 Ramadhan 40 H., khalifah Ali ibn Abi Thalib dibunuh 
oleh kalangan ekstrem umat Islam. Pembunuhnya adalah 
Abdurrahman ibn Muljam, seorang muslim yang taat 
beribadah (qa’imullail), tekun berpuasa di siang hari 
(sha’imunnahar), dan hafal Al-Qur’an (hafizhul Qur’an). Meski 
pada mulanya bernuansa politis, komunitas ekstrem 
tersebut selanjutnya berkembang menjadi sebuah ideologi 
yang dikenal dengan paham Khawarij. Khawarij, secara 
literal berarti “yang menyempal”. Yang menarik, saat 
khalifah Ali bin Abi Thalib masih hidup, kelompok ekstrem 
Khawarij ini sempat memvonis kafir Khalifah Ali bin Abi 
Thalib dengan dasar pikiran bahwa Ali sudah melakukan 
suatu kesalahan fatal karena menerima perundingan dengan 
pihak Mu’awiyah, seteru politiknya. Karena bagi Khawarij, 
prinsipnya jelas, “la hukma illallah” (tidak ada hukum kecuali 
dari Allah). Khalifah Ali ibn Abi Thalib pun menangkis 
pandangan mereka ini dengan kata-kata singkat: “Qaul haqq 
urida bihil bathil” (Untaian kata yang benar, namun 
dimaksudkan untuk kepentingan yang batil dan tendensius). 

Memahami Islam secara tekstualistik dan legal-formal 
memang sering mendatangkan sikap ekstrem dan 
melampaui batas. Padahal Al-Qur’an tidak melegitimasi 
sedikit pun segenap perilaku dan sikap yang melampaui 
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batas. Dalam konteks ini, ada tiga sikap yang dikategorikan 
“melampaui batas”, yaitu: 

o Pertama, “ghuluw”, yaitu bentuk ekspresi manusia 
yang berlebihan dalam merespons persoalan hingga 
terwujud dalam sikap-sikap di luar batas kewajaran 
kemanusiaan. 

o Kedua, “tatharruf”, yaitu sikap berlebihan karena 
dorongan emosional yang berimplikasi pada empati 
berlebihan dan sinisme keterlaluan dari masyarakat. 

o Ketiga, “irhab”. Ini yang terlalu mengundang 
kekhawatiran karena bias jadi membenarkan 
kekerasan atas nama agama atau ideologi tertentu. 
Irhab adalah sikap dan tindakan berlebihan karena 
dorongan agama atau ideolog. Tentang sikap 
berlebihan ini, Allah telah berfirman seperti berikut: 

 مْ وَلاَ تَـقُولُوا عَلَى ا@َِّ إِلاَّ الحَْقَّ َ� أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَـغْلُوا فيِ دِينِكُ 

Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam 
agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah 
kecuali yang benar... (QS. An-Nisa’ [4]: 171). 

Idealnya, seorang muslim harus mendalami dan 
memahami ajaran Islam secara komprehensif, utuh, hingga 
ajaran tersebut memberikan dampak sosial yang positif bagi 
dirinya. Seperti disebutkan dalam ayat di atas, wayuzakkihim 
wayu’allimul kitaba wal hikmah, yakni mencerna  teks-teks 
ilahiah secara objektif, hati yang bersih, rasional hingga 
mampu memunculkan hikmah yang terkandung di 
dalamnya. Alangkah kering dan gersangnya agama ini jika 
ternyata aspek eksoterik dalam Islam hanya sebatas legal-
formal dan tendensinya tekstualistik. Sebuah ayat tentang 
jihad, misalnya, akan terasa gersang dan kering apabila 
pemahamannya dimonopoli oleh tafsir “perang mengangkat 
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senjata”. Padahal jihad pada masa Rasulullah merupakan 
satu wujud dan manifestasi pembebasan yang luas, 
termasuk pembebasan rakyat, untuk menghapus 
diskriminasi, dan untuk melindungi hak-hak rakyat demi 
terbangunnya sebuah tatanan masyarakat yang beradab. 

Dengan demikian, titik puncak kesempurnaan 
beragama seseorang terletak pada kemampuan memahami 
ajaran Islam dan menyelaminya sehingga bersikap arif dan 
bijaksana (al-hikmah) dalam segenap pemahaman dan 
penafsiran itu. Di sinilah perlunya mengedepankan aspek 
sufistik dalam beragama, yakni aspek esoterik dari Islam. 
Sisi positif dari pendekatan sufistik atau tasawuf ini adalah 
pemahaman keislaman yang moderat serta bentuk dakwah 
yang mengedepankan “qaulan kariman” (perkataan yang 
mulia), “qaulan ma’rufa” (perkataan yang baik), “qaulan 
maisura” (perkataan yang pantas), “qaulan layyinan” 
(perkataan yang lemah lembut), “qaulan baligha” (perkataan 
yang berbekas pada jiwa), dan “qaulan tsaqila” (perkataan 
yang berbobot)—sebagaimana diamanatkan dalam Al-
Qur’an. 

Tasawuf atau sufisme tidak dapat dipisahkan dari 
dalam Islam, sebagaimana halnya nurani dan kesadaran 
tertinggi juga tidak dapat dipisahkan dari Islam. Islam 
bukanlah sebuah fenomena sejarah yang dimulai sejak 1400 
tahun yang lampau. Tetapi, Islam merupakan suatu 
kesadaran abadi yang bermakna penyerahan diri dan 
ketundukan (al-inqiyad)—seperti halnya kata “Islam” itu 
sendiri berarti ketundukan dan kepasrahan. Tasawuf adalah 
intisari ajaran Islam yang membawa pada kesadaran 
manusia seperti itu. 

Kemunculan tasawuf bermula dari abad pertama 
Hijriah, sebagai bentuk perlawanan terhadap penyimpangan 
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dari ajaran Islam yang sudah di luar batas syariat. Para 
penguasa saat itu sering menggunakan Islam sebagai alat 
legitimasi ambisi pribadi. Mereka tak segan-segan 
menampik sisi-sisi ajaran Islam yang tidak sesuai dengan 
kehendak ataupun pola hidup mereka. Sejak masa itu, 
sejarah mencatat munculnya pembaruan di kalangan umat 
Islam yang ikhlas dan tulus. Kebangkitan ini kemudian 
meluas ke seluruh dunia Muslim. Mereka bersemangat 
untuk mengembalikan pesan yang orisinil dan sakral yang 
dibawa Nabi Muhammad saw. Hal ini merupakan 
kesadaran spontan dari ketulusan individu-individu muslim 
untuk menyingkap jalan kenabian yang sejati. Mereka 
mendapatkan spirit cahaya nurani dari semangat 
penghambaan. Cahaya tasawuf terpancar luas tanpa melalui 
gerakan yang diorganisasikan. Seorang sufi adalah penegak 
dan penjunjung tinggi pesan-pesan Islam.21 

Persaudaraan yang mengikat kalangan sufi adalah 
sebuah realitas tanpa banyak koordinasi maupun organisasi 
yang bersifat lahiriah. Realitas tersebut adalah kesadaran 
terhadap ibadah yang ikhlas dan sifat-sifat luhur dalam hati 
mereka serta adanya kesatuan sikap menerima hukum 
kenabian yang bersifat lahiriah. Pengikut persaudaraan yang 
dialami kaum sufi lebih banyak disebabkan oleh kesamaan 
situasi dan tingkatan hati mereka ketimbang suatu sikap 
patuh terhadap doktrin-doktrin teologi tertentu, etnis, 
ataupun penghambaan terhadap tradisi. 

Kesufian adalah wilayah yang menghubungkan 
dimensi lahiriah manusia dengan dimensi batiniahnya. Dan, 
pengalaman kesufian ini hanya dapat dialami dalam 
kedirian batiniah manusia. Pemilahan kedua dimensi 

 

21Harun Nasution, Filsafat dan Mistisisme dalam Islam, hal. 37. 
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kemanusiaan ini sesuai dengan tingkatan penyebutan 
“manusia” dalam Al-Qur’an. 

Pertama, sebutan “al-basyar”, yakni manusia dalam 
dimensi jasmani dan lahiriahnya, yang memiliki nafsu, dan 
nafsu itu berisi gharizah ghadlabiyah (naluri atau insting 
untuk membangun cita-cita) dan gharizahsyahwaniyah (untuk 
menikmati hidup dan kemapanan). Pengertian seperti ini 
dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, seperti berikut ini: 

اَ أGََ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ   قُلْ إِنمَّ

Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia 
seperti kamu,…(QS. Fushilat [41]: 6). 

Jadi, al-basyar apabila dilihat dalam aspek ‘alamul mulki-nya, 
yakni yang kasat mata atau yang inderawi. 

Kedua, sebutan “al-insan”, yakni manusia dalam 
dimensi ruhani dan spiritualnya, yang terdiri dari kalbu dan 
ruh. Kalbu adalah bashirah, dlamir, fu’ad, sir, dan lathifah. 
Sementara ruh adalah nafkhah rabbaniyah (tiupan ruh 
ilahiah). Sebutan insan dapat ditemukan misalnya dalam 
ayat: 

 
     

        

      

   

    

    

      

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 
kerugian,kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 
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mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 
menetapi kesabaran. (QS. Al-Ashr [103]: 1-3). 

Insan, dilihat dari aspek alam malakutnya, adalah alam yang 
kasat mata, yang berada. 

Ketiga, pengertian manusia sebagai “an-nas”, manusia 
sebagai himpunan, kelompok, atau komunitas. Seperti 
dalam ayat: 

َ� أيَُّـهَا النَّاسُ إGَِّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوKً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ا@َِّ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ ا@ََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat [49]: 
13). 

Dalam pemahaman seperti ini, dalam dimensi 
kemanusiaannya yang ruhani, seorang sufi hidup laksana 
puncak gunung es yang tampak. Namun di bawahnya, ada 
aspek-aspek dunia yang terselubung dan tersembunyi oleh 
indera yang justru merupakan fondasi dari yang terlihat 
nyata itu. Kehidupan batiniah seorang sufi bagai dunia tak 
bertepi, tanpa batas. Namun demikian, dia tetap mengakui 
dan menerima batasan-batasan lahiriah dengan meng-
hormati hukum-hukum alam. Seorang sufi sepenuhnya 
tenggelam dalam kebahagiaan yang tiada tara dalam 
jiwanya. Secara lahiriah, dia berjuang ke arah kualitas hidup 
yang lebih baik di muka bumi serta melakukan yang terbaik 
tanpa memerhatikan secara berlebih-lebihan suatu hasil 
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akhir. Perjuangan dan kerja lahir perlu diiringi dengan 
penjernihan dan penataan hati. 

Dari manapun asal sufi, mereka pada esensinya sama, 
yakni memancarkan cahaya dan kesadaran hati manusia 
serta penghormatan dan pengabdian secara lahiriah bagi 
kemanusiaan. Perbedaan yang tampak di antara seorang sufi 
dengan sufi lainnya hanya pada materi-materi yang 
berkaitan dengan praktik-praktik spiritual ataupun resep 
penjernihan hati. 

3. Tasawuf, serta Pemaknaannya 

Menurut sejumlah ulama seperti Ibn Taimiyah dan Ibn 
Qayyim Al-Jauziah, apa yang disebut tasawuf tak lebih dari 
etika Islam. Karenanya, tasawuf cukup saja diberi label 
sebagai moralitas Islam. Dengan demikian, tujuan tasawuf 
dalam hal ini adalah sama dengan tugas Nabi Muhammad 
saw.,“Tidaklah Aku diutus kecuali untuk menyempurnakan 
akhlak yang luhur”. 

Sebenarnya, cakupan makna tasawuf bukan sekedar 
etika, melainkan juga estetika, keindahan. Tasawuf tidak 
hanya bicara soal baik dan buruk, tapi juga sesuatu yang 
indah. Ia selalu terkait dengan jiwa, ruh, dan intuisi. Ia tidak 
hanya membangun dunia yang bermoral, tapi juga sebuah 
dunia yang indah dan penuh makna. Tasawuf tidak hanya 
berusaha menciptakan manusia yang hidup dengan benar, 
rajin beribadah, ber-akhlakul karimah, tapi juga bisa 
merasakan indahnya hidup dan nikmatnya ibadah. Tasawuf 
juga berupaya menjawab persoalan esensial mengapa 
manusia harus ber-akhlakul karimah. Apabila etika dapat 
melahirkan semangat keadilan dan kemampuan merespons 
segala sesuatu dengan tepat, maka tasawuf dapat 
menumbuhkan makna dan nilai, serta menjadikan tindakan 
dan hidup manusia lebih luas dan kaya. 
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Para pelaku tasawuf disebut sufi dan telah melewati 
rentang zaman yang sangat panjang, termasuk popularitas 
penggunaan kata tasawuf dengan cakupan pemaknaan yang 
lebih luas. Menurut sebagian pendapat, kata tasawuf 
diturunkan dari kata shafa, yang berarti jernih. Sedangkan 
menurut sebagian yang lain, kata tersebut diambil dari kata 
shafwah yang berarti orang-orang yang terpilih. Masih 
terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa kata 
tasawuf diturunkan dari kata shaf yang berarti baris atau 
deretan. Pemaknaan ini mengandaikan para generasi 
muslim awal yang tegak berdiri di baris pertama dalam 
ibadah maupun jihad. 

Ada lagi yang berkeyakinan bahwa kata tersebut 
diturunkan dari kata shuffa, yakni sebuah serambi sederhana 
yang terbuat dari tanah dengan bangunan sedikit lebih 
tinggi daripada tanah. Serambi ini terletak di timur laut 
masjid Nabi Muhammad saw. di Madinah, biasanya 
merupakan tempat duduk dan kediaman para sahabat Nabi 
yang tidak mampu secara ekonomi. Menurut sebagian 
lainnya, asal-mula kata tasawuf adalah shuf, yang berarti 
kain wol yang kasar. Ini untuk menunjukkan keberadaan 
orang-orang yang menaruh perhatian besar pada 
pengetahuan esoterik dalam agama (bathini), dan kurang 
memperhatikan penampilan luar, serta memakai pakaian 
yang sangat sederhana yang terbuat dari wol kasar dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Apapun akar katanya, yang jelas istilah tasawuf 
menunjuk pada makna orang-orang yang tertarik pada 
pengetahuan esoterik, yang menyelami dan menukik jauh ke 
dalam inti agama, yang berupaya mencari jalan dan praktik-
praktik amalan yang dapat mengantarkannya pada 
kesadaran tercerahkan dan pencerahan hati. 
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Perlu digarisbawahi di sini, istilah tasawuf hampir 
tidak pernah dipakai pada dua abad pertama Hijriah. 
Banyak kritik dari kalangan sufi sendiri maupun barangkali 
dari orang-orang yang memusuhi mereka, bahwa istilah 
tersebut tidak pernah terdengar selama masa hidup Nabi 
Muhammad saw., para sahabat dan para tabi’in. Apabila 
ditilik lebih jauh, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam 
Hadis tidak disebut secara eksplisit kata-kata tasawuf, 
sebagaimana halnya kata-kata tauhid, akidah. Yang jelas, 
sekitar abad ke-2 hingga abad ke-3 H sejak kedatangan 
Islam, ada sebagian orang mulai menyebut diri mereka 
sendiri dengan sebutan "sufi“ atau istilah-istilah lainnya 
yang serupa. Pengertian umum yang dikenal waktu itu 
adalah bahwa mereka mengikuti jalan penjernihan hati, 
penyucian hati serta meningkatkan kualitas karakter 
keimanan dan ibadah mereka agar mencapai tahapan-
tahapan tertentu (disebut maqam) dalam ketundukan kepada 
Allah swt. Dalam keyakinan mereka, beribadah adalah 
seolah-olah melihat-Nya, dan jika tidak, mereka yakin 
bahwa Allah melihat mereka. Pengalaman itulah yang 
mereka maknai dengan sebutan tasawuf. 

Al-Qur’an memang menyatakan perlunya mengelola 
dan mengolah hati dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Qur’an 
disebutkan: 

  ا@َِّ وَمَا نَـزَلَ مِنَ الحَْقِّ ألمََْ Wَْنِ للَِّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تخَْشَعَ قُـلُوTُمُْ لِذكِْرِ 

Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang 
beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan 
kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka),… (QS. 
Al-Hadid [57]: 16). 

Lantas apa sebenarnya makna hati itu sendiri, seperti 
disebut dalam Al-Qur’an? 
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Kalangan sufi lebih banyak berkonsentrasi pada 
urusan yang berkaitan dengan hati. Kita sering mendengar 
ataun membaca istilah akal (‘aql) atau pikiran (fikr). Sebagai 
kata benda substantif, kedua kata ini tidak terdapat dalam 
Al-Qur’an. Al-Qur’an merujuknya dengan kata kerja (fi’il). 
Seperti yang kita baca dalam sejumlah ayat al-Qur’an yang 
menyebut afala tatafakkarun atau afala ta’qilun—apakah kalian 
tidak berpikir, tidak bernalar? Di sini, akal dan pikiran 
ditujukan untuk kepentingan bernalar dan merenungi segala 
sesuatu yang perlu dilakukan oleh setiap insan. 

Kembali ke soal pengertian hati. Al-Qur’an biasanya 
menyebut kata qalb—yang diartikan secara populer sebagai 
wujud ruhani, dan tidak mesti merujuk pada segumpal 
daging yang biasa disebut hati dalam tubuh manusia. 
Pemaknaan “qalb” lebih menunjuk pada sesuatu yang 
bersifat “ruhani”. Jadi, sifatnya metafisik, dan bukan 
material atau jasmani. Relasi antara yang bersifat ruhani dan 
yang jasmani sendiri bukanlah sebuah kausalitas atau 
hubungan sebab-akibat. Sifat hubungannya aksidental. Di 
dalam ruhanilah tersimpan ide-ide kebaikan dan 
universalitas yang tidak berhubungan dengan keadaan 
tubuh atau jasmani. Ruhani bisa juga diterjemahkan sebagai 
bashirah atau mata hati (the eye of heart). Al-Qur’an 
mengungkapnya demikian:  

نْسَانُ عَلَى نَـفْسِهِ بَصِيرةٌَ    بَلِ الإِْ

Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. (QS. 
Al-Qiyamah [75]: 14). 

 Selain qalb, juga ada istilah dlamir yang lebih tepat 
diterjemahkan sebagai moral. Kalau bashirah mempunyai 
sifat dan potensi untuk melihat kebaikan, dlamir berfungsi 
memotivasi seseorang untuk berbuat kebajikan. Istilah 
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dlamir merujuk pada kualifikasi-kualifikasi tertentu, 
tergantung konteks dan batasan terbentuknya moralitas 
tertentu. Ada yang disebut dlamir ijtima'i, yakni moralitas 
yang terbentuk karena lingkungan dan bersifat sosial. Di sini 
moralitas lahir sebagai kesepakatan secara sosial. Dlamir 
qanuni adalah moralitas yang terbentuk karena norma-
norma dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sedangkan 
pada tingkat tertinggi adalah dlamir dini, yakni moralitas 
yang berdasarkan pada petunjuk agama. 

Jika bisa dibandingkan, qalb sesungguhnya merupakan 
satu “genus” yang mencakup beberapa spesies. Artinya, qalb 
mencakup beberapa pengertian tentang tingkatan-tingkatan 
hati sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Pertama, “fu’ad”. Berfungsi sebagai hakim atau penentu 
bagi perilaku manusia. Dalam setiap tindakannya, manusia 
akan selalu diliputi oleh perasaan apakah perbuatannya itu 
baik atau buruk. Setelah yakin bahwa apa yang 
dilakukannya itu baik sesuai dengan “kata”fu’ad-nya, maka 
ia tinggal mewujudkannya dalam tindakan. Fu’ad tidak akan 
mungkin menyesatkan tetapi justeru memberikan kejelasan 
tentang baik buruknya suatu tindakan. Dalam Al-Qur’an 
dikatakan: 

 مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى 

Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. (QS. 
An-Najm [53]: 11). 

Kedua, “sirr”. Kata itu secara harfiah berarti rahasia. 
Setiap orang memiliki potensi ini. Fungsinya adalah untuk 
mengawasi tindakan yang sudah berjalan. Setelah manusia 
tahu bahwa perbuatannya itu baik, dengan potensi ini, 
manusia akan lebih mengetahui apa yang diperbuatnya itu. 
Potensi ini membutuhkan latihan-latihan khusus agar 
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semakin tajam dan tepat sasaran. Melalui disiplin tasawuf, 
potensi ini dapat terbuka dan semakin memancar. 

Ketiga, “latha’if”. Potensi ini lebih tertuju pada makna 
kelembutan batin. Penekanan pada pengalaman personal 
dan batin mengenai Allah membuat kalangan sufi 
mengawasi secara cermat batin mereka. Karena bagi mereka, 
batin adalah instrumen yang dapat mengantar seseorang 
pada pengenalan total kepada Allah (atau dikenal pula 
dengan sebutan makrifah). Akibat dari perilaku mawas diri 
itulah, mereka pun bisa memunculkan dari dalam dirinya 
satu kondisi psikologis yang disebut latha’if ini. Bagi kaum 
sufi, dalam batin manusia ada jenjang atau tingkatan-
tingkatan tertentu. Setiap jenjang merupakan rangkaian dari 
sekian tingkat pengalaman spiritual dengan Allah. Di 
kalangan para sufi sendiri, ada sejumlah cara, prinsip 
pembagian wujud, dan istilah-istilah teknikal batin (latha’if) 
yang beragam sesuai dengan intensitas pendakian 
pengalaman spiritualnya tersebut.  

 

D.   Wacana Mencari Titik Temu Agama-Agama:   Mencer-
mati Pemikiran Ibnu ‘Arabi 

Agama bagi pemeluknya merupakan hal yang asasi, 
bahkan agama bisa menjadi corak dan pola dalam berpikir 
dan berbuat bagi manusia. Sebab itulah, dalam wacana 
tentang agama dalam kehidupan beragama selalu akan 
muncul baik dalam forum-forum ilmiah maupun dalam 
perbincangan awam. Karena agama telah menjadi milik bagi 
penganutnya, maka agama merupakan suatu kebenaran 
yang bersifat absolut, dan penisbian terhadap kebenaran 
agama-agama lain yang bukan menjadi keyakinannya. 

Suatu kecenderungan bagi pemeluk agama-agama, 
adalah adanya penafsiran dan aktualisasi dari ajaran-ajaran 
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kitab sucinya secara skriptual. Selain corak dan gaya 
semangat keberagamaan semacam ini bisa terkesan lebih 
mementingkan, bahkan hanya membenarkan ajaran agama 
yang dianutnya saja tanpa mau melihat sedikitpun kepada 
ajaran agama lain yang berbeda, karena dianggapnya 
sebagai ajaran sesat dan salah, karenanya menjadi sangat 
ideologis.22 

Menurut M. Amin Abdullah,23 munculnya sikap 
destruktif dan eksklusif pemeluk agama dipengaruhi oleh 
struktur fundamental teologi, dan terkait dengan tiga 
karakteristik: pertama, kecenderungan bagi pemeluk-
pemeluk agama untuk mengutamakan loyalitas kepada 
kelompoknya sendiri yang sedemikian besar. Kedua, adanya 
keterlibatan pribadi, dan penghayatan yang begitu 
mengental dan pekat kepada ajaran-ajaran teologi yang 
diyakini kebenarannya. Ketiga, mengungkapkan perasaan 
dan pemikiran dengan menggunakan bahasa “aktor” dan 
bukannya menggunakan bahasa sebagai bahasa seorang 
pengamat. Menyatunya ketiga karakteristik dalam diri 
seseorang pemeluk agama atau dalam kelompok pemeluk 
agama tertentu akan memberi andil yang cukup besar bagi 
para pemiliknya untuk bersikap eksklusif, emosional, dan 
kaku, serta mendahulukan “truth claim” daripada berdialog 
dengan jujur dan argumentatif untuk saling menyapa dan 
saling memahami dan menghormati antara pemeluk satu 
agama dengan agama yang lainnya.  

 

22Lihat Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyu Nafis, 
Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perenial (Jakarta: Paramadina, 
1995), hal. 110. 

23M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau 
Historisitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 14. 
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Untuk itulah dalam memahami agama diperlukan 
adanya keterbukaan, sehingga antara satu agama dengan 
agama yang lainnya bisa saling menyapa dan mencari titik 
temu tanpa menafikan perbedaan yang ada. Dalam satu 
ungkapan kata mutiara Imam Abu Hanifah, yang dikutip 
oleh Abdul Hadi MW.,24 dikatakan bahwa kalaupun 
pendapat kita benar tapi (mungkin) mengandung kesalahan, 
dan pendapat mereka salah, tapi (mungkin mengandung 
kebenaran menjadi pegangan kami dalam menganalisa 
berbagai persoalan keagamaan: “dalam kebenaran tidak 
menutup kemungkinan terdapat kesalahan demikian pula 
sebaliknya dalam kesalahan tidak menutup kemungkinan 
terdapat kebenaran”.  

Dalam konteks agama-agama, penerimaan adanya The 
Common Vision ini, berarti menghubungkan kembali The 
Many, dalam hal ini realitas eksetoris agama-agama, kepada 
asalnya Tuhan Yang Maha Esa, yang diberi bermacam-
macam nama oleh para pemeluknya, sejalan dengan 
perkembangan kebudayaan dan kesadaran sosial spiritual 
manusia. Dengan demikian, kesan empiris tentang adanya 
agama-agama yang majemuk itu, tidak hanya terhenti pada 
fenomena faktualnya saja, tetapi kemudian dilanjutkan 
bahwa ada realitas yang menjadi pengikat yang sama dari 
agama-agama tersebut.25 

 

24Abdul Hadi MW., “Assalamu Alaikum”, dalam 
Komaruddin Hidayat dan Wahyu Nafis, Agama Masa Depan: 
Perspektif Filsafat Perennial, hal. X. 

25Budi Munawar Rahman, “Kata Pengantar”, dalam 
Komaruddin   Hidayat dan Wahyu Nafis, Agama Masa Depan: 
Perspektif Filsafat Perennial, hal.xx. 
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Menurut Nurcholish Madjid,26 pokok pangkal 
kebenaran Universal Yang Tunggal itu ialah paham 
Ketuhanan Yang Maha Esa atau Tauhid (secara harfiah 
berarti memahaEsakan, yakni memahaEsakan Tuhan). Sejak 
dari semula keberadaan manusia; telah menganut tauhid, 
juga dilambangkan dalam visi diri keyakinan Adam, yang 
dalam agama semitik (Yahudi, Kristen, dan Islam) dianggap 
tidak saja sebagai manusia pertama, tetapi juga Nabi dan 
Rasul pertama. Konsekuensi terpenting yang murni ialah 
sikap pasrah sepenuhnya hanya kepada Allah Yang Maha 
Esa semata. Inilah al-Islam yang menjadi inti bagi semua 
ajaran yang benar. Umat terdahulu yang telah menerima 
kitab suci dari Tuhan melalui para Nabi dan Rasul, yaitu 
golongan yang dalam istilah teknis disebut ahli al-Kitab, 
mengetahui dan menyadari prinsip bahwa agama yang 
benar ialah sikap berserah diri kepada Tuhan Yang Maha 
Pencipta, yang dalam bahasa Arab disebut Islam. 

Yusuf Ali, sebagaimana dikutip oleh Nurcholis 
Madjid,27 secara mendasar mengemukakan bahwa “posisi 
Islam adalah jelas. Ia tidak mengaku mempunyai agama 
yang khusus untuk dirinya”, karena Islam bukanlah sebuah 
sekte atau sebuah agama etnis. Dalam pandangan Islam, 
semua agama adalah satu (sama), karena kebenaran adalah 
satu (sama). Ia adalah agama yang diajarkan oleh semua 
Nabi terdahulu, dan kebenaran yang diajarkan oleh semua 
kitab suci yang diwahyukan.  

 

26Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah 
Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan 
Kemoderenan (Jakarta: Paramadina, 1992), hal. 180-184. 

27Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah 
Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan 
Kemoderenan, hal. 182. 
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Namun demikian, kehadiran agama-agama di tengah-
tengah umatnya muncul dalam ruang dan waktu yang tidak 
simultan, karenanya pluralitas bentuk dan bahasa agama 
tidak bisa dielakkan dalam realitas sejarah. Setiap bentuk 
dan bahasa keagamaan, juga mengundang muatan nilai-nilai 
budaya dari pemeluknya, dan pada waktu yang sama 
bahasa dan nilai terwadahi oleh nilai budaya dari sebuah 
komunitas, yang pada akhirnya membuat agama terbingkai 
sesuai dengan bingkai nilai budaya pemeluknya.28 Kendati 
demikian, pada masing-masing agama sepenuhnya 
mengakui otentitas spiritual, yang menjadi bukti ia memiliki 
sumber transendental. Di sinilah letak titik persamaan 
agama-agama. Sumber transendental yang otentik 
melampaui setiap bentuk dan manifestasi lahiriah, dan tidak 
akan berubah dan musnah oleh ruang dan waktu.29 

Syekh Muhyiddin Muhammad Ibnu Ali (560 H./1164 
M.), lebih dikenal dengan nama Ibnu ‘Arabi, dan juga al-
Syaikh al-Akbar, dan di Spanyol lebih dikenal dengan 
sebutan Ibnu Suraqah, adalah seorang filosof mistik Islam 
yang tipikal.30 Ia mendasarkan ajarannya pada pandangan 
wahdat al-wujud (wujud mutlak atau wujud universal) untuk 
menunjukkan suatu realitas yang merupakan puncak dari 
semua yang ada. Realitas sebagai suatu substansi pada 
akhirnya adalah satu. Apabila demikian, maka wujud—
eksistensi  sebagai suatu konsep—secara lahiriah identik 
dengan obyek-obyek yang ada, mendapatkan identifikasi 

 

28Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyu Nafis, 
Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perenial, hal. 45.  

29Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyu Nafis, 
Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perenial, hal. 11. 

30A.E. Affifi, A Mystical Philosophy of Muhyiddin Ibn ‘Arabi 
(Filsafat Mistis Ibnu ‘Arabi), terj.Syahrir Mawi dan Nandi Rahman 
(Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 1995), hal. v.  
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paling lengkap di dalam satu realitas yang ada, dan 
merupakan sumber dari semua hal yang mempunyai 
eksistensi. Bertolak dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa 
Eksistensi Absolut (al-Haq al-Muthlaq) yang merupakan 
suatu “obyek” yang ada dalam saat yang sama. Wujud 
Eksistensi Mutlak tidak dapat diaplikasikan kepada obyek 
lain selain kepada Realitas Absolut, yang merupakan 
Eksistensi Universal.31 Dari sinilah Ibnu ‘Arabi melihat 
agama, yang kemudian sampai kepada ajaran tentang 
Wahdat al-Adyân (Kesatuan Agama). 

Agama menurut Ibnu ‘Arabi, pada hakikatnya adalah 
milik Allah, dan penyembahan hanya ditujukan kepada-
Nya, sekalipun simbol-simbol yang digunakan berbeda 
adanya.32 Kepercayaan-kepercayaan menurut Ibnu ‘Arabi, 
jika ditafsirkan secara benar, maka akan dijumpai mengarah 
kepada Tuhan.33 Lebih lanjut dikatakan bahwa monoteisme 
dan politeisme yang apabila ditafsirkan di bawah cahaya 
teori yang benar dan digali secara esensial, maka akan 
diperoleh satu agama, karena perbedaan antara monoteisme 
dan politeisme menurut Ibnu ‘Arabi, berkaitan dengan 
perbedaan logika antara Yang Satu dan Yang Banyak.34 

Menurut Ibnu ‘Arabi, simbol-simbol agama bukanlah 
satu-satunya jalan bagi pertemuan dengan Tuhan. Pemikiran 
keagamaan yang bersumber dari konsep wahdat al-wujud, 
menganggap segala sesuatu yang ada bersumber dari Yang 

 

31A.E. Affifi, A Mystical Philosophy of Muhyiddin Ibn ‘Arabi 
(Filsafat Mistis Ibnu ‘Arabi), hal. 16. 

32Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fushus al-Hikam (Mesir: Musthofa 
Babi al-Halabi, 1987), hal. 20. 

33 Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fushus al-Hikam, hal. 30. 
34A.E. Affifi, A Mystical Philosophy of Muhyiddin Ibn ‘Arabi 

(Filsafat Mistis Ibnu ‘Arabi), hal. 204. 
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Satu. Keberadaan-Nya dapat dilihat dari dua aspek, yakni 
aspek eksoteris dan aspek esoteris.35 Dengan melihat agama 
dari dua aspek ini, akan membawa kepada pengertian 
terhadap paham kesatuan yang terdalam, karena sumber 
dari realitas dan segala agama adalah Tuhan Yang Maha 
Esa. 

Pemahaman agama dengan visi kesatuan akan 
mencapai kesatuan dari segala yang ada. Demikian pula 
dengan memahami hakikat kesatuan agama akan membawa 
kepada pemahaman yang mendalam dari bentuk lahiriah 
agama, sehingga bentuk atau simbol-simbol dari agama 
akan dapat dipahami lebih mendalam daripada sekadar 
suatu kenyataan-kenyataan yang kabur. 

Dari apa yang telah disinggung di atas, itulah yang 
menjadi alasan penulis tertarik untuk membahas konsep 
agama Ibnu ‘Arabi sekaligus mengkritisinya, dengan judul 
Wihdatul Adyân: Membedah Konsep Kesatuan Agama Ibnu 
‘Arabi, pada bab-bab selanjutnya. 

 

35Eksoteris, adalah pemahaman terhadap segala sesuatu 
berdasarkan pada bentuk yang lebih terbatas ruang lingkupnya, 
dan bukan pada bentuk konkret. Pendekatan eksoteris tidak 
mampu menjangkau hal-hal yang rohaniah, karena terpaku di satu 
tempat saja, dan karena itu sukar membedakan sifat semua hal 
yang rohani. Sedang Esoteris lebih bersifat rohaniah, sehingga 
bentuk dan isi agak sukar dibedakan. Karena bentuk dan isi 
tampak telah terpatri satu sama lain atau telah tercampur seperti 
logam campuran seunsur, sehingga dapat dikatakan bahwa 
penggunaan bentuk-bentuk formal tidak terlalu kaku, karena 
bentuk-bentuk itu digunakan secara longgar (lihat Frithjof Schoun, 
The Trancendent Unity of Religions, alih bahasa Safroeddin Bahar, 
Mencari Titik Temu Agama-Agama (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 
hal. xxix. 
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Untuk mengkaji ajaran kesatuan agama Ibnu ‘Arabi 
secara kritis, penulis mendasari diri pada teori Frithjof 
Schoun dalam melihat agama, yang ia tuangkan dalam 
bukunya, The Trancendent Unity of Religions. Frithjof Schoun 
dalam mengkaji agama, ia melihat agama dari dua aspek, 
esoterik dan eksoteris. Sebagaimana Ibnu ‘Arabi yang melihat 
realitas termasuk agama dalam dua aspek, yaitu aspek 
lahiriah dan aspek batiniah. Aspek lahiriah dari agama lebih 
menekankan pada hal-hal yang bersifat formal (hukum 
syariah), sedang aspek batiniah dari agama, lebih 
menekankan pada hal-hal yang bersifat rohaniah, di mana 
agama dipahami dari hal yang paling esensial. Dengan 
pendekatan ini sampai pada kesimpulan bahwa agama pada 
dasarnya adalah “satu”. Schoun, menarik garis pemisah 
antara yang esoteris dan eksoteris. Perbedaan dasar bukanlah 
antara agama yang satu dengan agama yang lain, sehingga 
dapat dikatakan bahwa, garis bersatu dari agama adalah di 
tingkat tertinggi, sedang di tingkat bawahnya berbagai 
agama itu berbeda-beda.  

Perbedaan antara hakikat dan perwujudan agama 
sangat penting artinya. Karena, menurut Schoun, kelemahan 
versi-versi lain mengenai adanya perbedaan, karena versi-
versi tadi terlalu cepat menyatakan adanya kesatuan, 
padahal sesungguhnya kesatuan tersebut tidak terjangkau 
karena bercorak eksoteris.36 Bagi Schoun, kesatuan dianggap 
ada hanya berdasarkan ketakutan akan procrusteanism,37 dan 
sesungguhnya tidak ada kesatuan yang sama sekali sama. 
Dalam tingkatan tertinggi dari agama pun demikian, tidak 

 

36Frithjof Schoun, The Trancendent Unity of Religions, hal. xi. 
37Procrusteanism, adalah pandangan tentang keseragaman 

yang dipaksakan. Lihat Frithjof Schoun, The Trancendent Unity of 
Religions, hal. xii. 
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kesatuan yang sama sekali menjadi satu, akan tetapi yang 
ada adalah titik temu dari agama-agama. 
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BAB II 

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN 
KEAGAMAAN IBNU ‘ARABI 

 

Untuk dapat mengetahui latar belakang pemikiran 
keagamaan Ibnu ‘Arabi, dipandang perlu untuk menelusuri  
kondisi zaman yang melingkarinya. Seperti yang  telah 
dikatakan oleh M. Amin Abdullah bahwa bagaimanapun 
juga apa yang disebut dengan gagasan pemikiran, rumusan-
rumusan yang dihasilkannya pasti mencerminkan tantangan 
dan perkebangan zaman yang mengitarinya. Situasi politik, 
perkembangan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan, 
ekonomi, sosial, budaya yang mengitari gagasan pemikiran 
tersebut tidak dapat dihindari sama sekali.38 

Menurut Freud, dalam diri setiap orang terdapat 
kekuatan bawah sadar yang datang dari naluri libidonya 
yang selalu mempengaruhi cara berpikir seseorang.39 
Adapun Marx berpandangan lain, bahwa status sosial dan 
ekonomi seseorang pasti akan berpengaruh ketika dia 
menulis atau memahami sebuah buku.40 Pendeknya, isi dan 
arah sebuah karya tulis sebagai hasil pemikiran seseorang 
selalu dipengaruhi oleh buku-buku yang dibacanya, konteks 
sosial di mana seseorang menciptakan karya, dan naluri-
naluri psikologis yang terpendam di alam bawah sadarnya. 

 

38Lihat M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau 
Historisitas? (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 129. 

39Seperti yang dipaparkan oleh Komaruddin Hidayat, Memahami 
Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 
1996), hal. 54. 

40Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian 
Hermeneutik, hal. 55. 



 

60 Pendahuluan 

Demikian pula halnya Ibnu ‘Arabi, ajaran-ajaran yang 
dikembangkannya, tidak terlepas dari pengaruh pikiran-
pikiran dan ajaran pendahulunya, terurama dari Andalusi, 
demikian pula daerah-daerah lainnya, seperti yang 
diungkapkan oleh Abdul Kadir Mahmud,41 bahwa pada saat 
Ibnu ‘Arabi hidup dan berkembang di Andalusia al-‘Arabi, 
maka di sana pasti ada hubungan langsung dengan 
kebudayaan di mana ia hidup, baik pada saat ia masih 
kanak-kanak, remaja, dan bahkan setelah ia menjadi dewasa, 
sehingga dapat berpengaruh dalam kehidupannya, baik 
secara langsung maupun tidak, demikian pula pengaruhnya 
terhadap perkembangan pemikirannya. 

 

A. Latar Belakang Sosial, Budaya, Politik dan 
Kehidupan Keagamaan Ibnu ‘Arabi 

Syekh Mukhyid-Din Muhammad Ibn ‘Ali, umumnya 
dikenal sebagai Ibnu ‘Arabi dan Asy-Syaikhul Akbar42 
(Doktor Maximus), dilahirkan di Murcia (Tenggara Spanyol) 
di tahun 560H/1164 M., dalam masa pemerintahan Sultan 
Muhammad bin Sa’id bin Mardaniah, gubernur Andalusia 
Timur. Ibnu ‘Arabi berasal dari keluarga yang diketahui 
cukup saleh. Ayah dan dua orang pamannya adalah sufi 
termashur.43 

Situasi Andalusia pada umumnya ketika itu masih 
dikuasai olah komandan-komandan pasukan penakluk 
Arab, merupakan masa yang penuh dengan pertentangan 
antara berbagai golongan di kalangan mereka. Oleh karena 

 

41Abdul Kadir Mahmud, al-Falsafah al-Sufiah fi al-Islam, (Mesir: Daru 
al-Fikri al-Arabiyah, t.th.), hal. 487. 

42Juga dikenal di Spanyol sebagai Ibn Suraqah. 
43Lihat Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid IV (Beirut: 

Daru Shaadir, t.th.), hal. 264. 
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itu, tidak ada laju pembangunan apa pun yang dapat dicatat 
sejarah sebagai suatu pembangunan negeri yang dapat 
dibanggakan. Ketika itu, Andalusia secara resmi merupakan 
bagian wilayah imperium Arab Bani Umayyah.44 Orang-
orang Muslim Andalus pada masa itu menganut madzhab 
Salaf dan ahlul Hadis. Madzhab-madzhab Khawarij 
Ibadhiyyah Shufiriyyah dan Azariqah memang tersebar luas 
di Afrika Utara dan Maroko, tetapi tidak sampai dapat 
melintasi laut ke Andalusia. Adapun kehidupan agama 
Nasrani di Andalus pada masa itu, mereka mempunyai 
organisasi keagamaan khusus yang dipimpin oleh pemuka-
pemuka agama mereka, yang bukan orang-orang ahludz 
Dzimmah. Mereka mempunyai keuskupan agung di tiga kota 
penting: Toledo, Sevilla dan Merida, yang secara hirarki 
memimpin keuskupan biasa di delapan belas kota dan 
daerah. Mereka dibiarkan mengatur administrasi 
pemerintahan setempat yang dikhususkan bagi golongan 
mereka. 

Ketika Dinasti al-Muwahhidin menaklukkan Murcia 
tahun 567 H./1172 M., Ibnu ‘Arabi dan keluarganya pindah 
ke Seville, tempat ayahnya diberi pekerjaan pada dinas 
pemerintahan  atas kebaikan Abu Ya’kub Yusuf, penguasa 
Daulat al-Muwahhidin pada saat itu. Sejak menetap di 
Seville ketika berumur delapan tahun, Ibnu ‘Arabi memulai 
pendidikan formalnya di kota pusat ilmu pengetahuan itu, 
di bawah bimbingan sarjana-sarjana terkenal ia mempelajari 
Al-Qur’an dan tafsirnya, hadis, fiqih, teologi, dan filsafat 
skolastik. Seville adalah salah satu sufisme yang penting 

 

44Muhammad Tohir, Sejarah Islam dari Andalusia sampai Indus 
(Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), hal. 380. 
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pula dengan sejumlah guru sufi terkemuka yang tinggal di 
sana.45 

Selama menetap di Seville, Ibnu ‘Arabi muda sering 
melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Spanyol dan 
Afrika Utara. Kesempatan itu dimanfaatkannya untuk 
mengunjungi para sufi dan sarjana terkemuka. Salah satu 
kunjungannya yang sangat mengesankan ialah ketika ia 
berjumpa dengan Ibn Rusyd (w. 595 H./1198 M.) di 
Cordova. Percakapan dengan filosuf besar ini membuktikan 
kecemerlangannya yang luar biasa dalam wawasan spiritual 
dan intelektual.46 Percakapan ini dilukiskan oleh T. Izutsu 
sebagai sangat penting bagi sufi muda dan filosuf tua 
beraliran Aristotelianisme itu dalam arti bahwa percakapan 
tersebut menjelaskan perbedaan dan pertentangan asasi 
antara jalan akal logis dan jalan akal imajinasi gnostik yang 
kemudian membagi pemikiran Islam secara keseluruhan ke 
dalam dua cabang. 

Fakta bahwa sufi muda mengalahkan filosuf 
peripatetik itu dalam tukar pikiran tersebut dengan tepat 
menunjukkan titik buhul pemikiran filosofis dan 
pengalaman mistik Ibnu ‘Arabi, yang memperlihatkan 
bagaimana mistisisme dan filsafat berhubungan satu sama 
lain dalam kesadaran metafisisnya. Pengalaman-
pengalaman visioner mistiknya berhubungan paling dekat 
dengan, dan disokong oleh, pemikiran filosofisnya yang 
ketat. Ibnu ‘Arabi adalah seorang mistikus yang sekaligus 
guru filsafat Peripatetik, sehingga ia bisa –atau lebih tepat, 
telah– menfilsafatkan pengalaman spiritual batinnya ke 

 

45T. Izutsu, “Ibn al-‘Arabi, ”The Encyclopedia of Religion”, diedit oleh 
Mircea Eliade, Vol. VI (New York dan London: Macmillan dan Collier 
Macmillan, 1987), hal. 553. 

46Percakapan dengan Ibn Rusyd diungkapkan kembali dalam 
Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid I, hal. 153. 
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dalam suatu pandangan dunia metafisis maha besar 
sebagaimana terlihat dalam hubungan dengan struktur 
metafisikanya yang dituangkan dalam ajarannya tentang 
Wahdat al-Wujud.47 

Situasi religio-politis menyebabkan Ibnu ‘Arabi 
meninggalkan negeri kelahirannya, Spanyol, dan Afrika 
Utara. Di Afrika Utara, para penguasa al-Muwahhidin 
mengancam akan menyiksa para sufi karena mereka 
dicurigai menggerakkan tarekat-tarekat, mengadakan 
perlawanan terhadap rezim yang berkuasa. Sebenarnya 
waktu itu, memang terjadi ketegangan antara para sufi dan 
para penguasa karena yang pertama menganggap yang 
terakhir, sebagai perampas kekuasaan Islam dan pelanggar 
syari’at. Seandainya Ibnu ‘Arabi tetap di Spanyol, mungkin 
ia akan mengalami nasib yang sama seperti Ibn Qasi yang 
dibunuh pada tahun 546 H./1151 M., atau seperti ibn 
Barajjan dan Ibn al-‘Arif, yang konon diracun oleh Gubernur 
Afrika Utara, ‘Ali ibn Yusuf, setelah dikurung dan dipenjara 
selama beberapa tahun.48 

Baik di Spanyol maupun di Afrika Utara, kefanatikan 
dan kekakuan ulama-ulama kalam dan fiqih yang ortodoks 
tidak memberikan ruang gerak untuk perkembangan 
pemikiran baru yang mereka anggap sesat. Pada tahun 597 
H./1200 M., ketika di Marrakesy, Ibnu ‘Arabi menerima 
perintah melalui ru’ya agar bertemu dengan Muhammad al-
Hasar dan melakukan perjalanan bersamanya ke Timur.49 

 

47Lihat Franz Rosenthal. “Ibn ‘Arabi between ‘Philosophy’ and 
‘Mysticism’”, Oriens (Leiden: Brill, 1988), 31:1-35 

48A.E. Afifi, The Mystical Philosophy Muhyid-Din Ibn al-‘Arabi 
(Filsafat Mistis Ibnu ‘Arabi), terj, Sjahrir Mawi dan Nandi Rahman 
(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995), hal. 2. 

49Lihat Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makiyyah, jilid II,          
hal. 436. 
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Itulah alasan-alasan yang membuatnya mengembara ke 
daerah-daerah bagian Timur dunia Islam. 

Sekembali dari pengembaraannya di berbagai kota, 
akhirnya Ibnu ‘Arabi memutuskan untuk memilih 
Damaskus sebagai tempat menetap sampai akhir hayatnya. 
Keputusannya itu diambil untuk memanfaatkan ajakan 
penguasa Damaskus saat itu, al-Malik al-‘Adil (w. 625H./ 
1227 M.), untuk tinggal di kota itu. Raja tersebut dan 
anaknya, al-Malik al-Asyraf, sangat menghormati Ibnu 
‘Arabi. Ia mulai menetap di Damaskus pada tahun 620 H./ 
1223 M. Selama periode itu, ia tidak mengadakan perjalanan 
keluar Damaskus kecuali ke Aleppo untuk kunjungan 
singkat pada tahun 628H./1231 M. Ia tampaknya 
mendambakan kehidupan yang tenang dan damai di usia 
lanjutnya. Ia mencurahkan banyak perhatiannya untuk 
membaca, mengajar dan menulis. Pada periode itu ia 
menyelesaikan karya monumentalnya Futuhat al-Makiyyah, 
yang telah mulai ditulisnya ketika menetap di Makkah dulu. 
Ia juga menulis karya lain yang relatif agak pendek, tetapi 
lebih penting, lebih termasyhur dan lebih banyak dibaca 
daripada karya-karyanya yang lain, yaitu Fusus al-Hikam. 
Pada periode ini pula, Ibnu ‘Arabi melibatkan dirinya dalam 
kehidupan sosial dan politik dalam masyarakat. 
Keakrabannya dengan para penguasa Damaskus 
dimanfaatkannya untuk menyebarkan ajaran-ajaran sufinya. 
Ia mempunyai banyak murid, termasuk para penguasa. Ia 
memberikan kepercayaan kepada murid-muridnya yang 
dianggap telah memenuhi syarat meriwayatkan karya-
karyanya dan menyebarkan ajaran-ajarannya. Ibnu ‘Arabi 
wafat pada 22 Rabi Al-Tsani 638 H./November 1240 M. di 
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Damaskus, ia dimakamkan di Salihiyyah, di kaki Bukit 
Qasiyun di bagian Utara kota Damaskus.50 

Jika ditelusuri lebih jauh perjalanan hidup dan 
kehidupan Ibnu ‘Arabi, maka akan nampak bahwa profil 
Ibnu ‘Arabi tidaklah terbentuk sebegitu saja. Paling tidak, 
beliau telah melewati tiga fase kehidupan.51 Fase pertama, 
yang merupakan fase persiapan dan sekaligus pembentukan 
dirinya sebagai seorang sufi, yang dimulai dari lingkungan 
keluarganya yang memang telah terbiasa dan hidup dengan 
pola hidup sufi. Kemudian pada masa remajanya ia banyak 
berguru kepada guru sufi yang ada di Sevilla, demikian pula 
dengan ilmu-ilmu yang lainnya seperti ilmu Al-Quran dan 
tafsirnya, ilmu hadis, fiqhi, teologi, dan filsafat skolastik, 
yang diajarkan oleh sarjana-sarjana terkemuka kota di mana 
ia tumbuh dan berkembang menjadi seorang remaja. Karena 
kecerdasan dan keberhasilannya dalam pendidikan, ia 
diangkat menjadi sekretaris Gubernur Sevilla. Pada masa ini 
pulalah ia menikah dengan seorang wanita bernama 
Maryam. Kebersamaan dengan isterinya inilah kemudian 
semakin membuat dirinya menekuni dan menelusuri 
kehidupan sufi, di samping suasana kehidupan guru-guru 
sufi. Suasana yang kondusif inilah yang mempercepat 
pembentukan diri Ibnu ‘Arabi menjadi seorang sufi. Awal 
penggelutannya dengan kehidupan sufi pada fase pertama 
ini diakhiri dengan keberangkatannya ke Makkah. 

Fase kedua, diawali ketika beliau melakukan 
pengembaraan ke berbagai tempat di Timur Dekat, yang di 
awali dengan keberadaannya di kota suci Makkah. Di kota 
suci ini ia disambut baik oleh Zahir Ibn Rustam, salah 

 

50Bandingkan dengan A.E. Afifi, The Mystical Philosophy Muhyid-
Din Ibn al-‘Arabi, hal. 3. 

51Lihat Kautsar Azhari Noer, Ibnu al-‘Arabi: Wahdat al-Wujud dalam 
Perdebatan (Cet, I; Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 18-23. 
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seorang guru sufi yang menduduki posisi penting di kota 
ini. Perkenalannya dengan anak wanita Zahir, mengilhami 
Ibnu ‘Arabi menulis sekumpulan puisi yang sangat indah, 
Tajuman al-Aswaq, yang membawa tuduhan bahwa ia telah 
menulis puisi cinta yang didorong oleh hawa nafsu. 
Tuduhan itu kemudian ia membuat pembelaan dalam 
bukunya Dzakha’ir al-‘alaq, ia tujukan kepada Allah sebagai 
sumber cinta yang sempurna, dan kenikmatan menyatu 
dengan Tuhan. Selama keberadaannya di Makkah ini 
pulalah ia mulai menulis karya ensiklopedi monumentalnya 
al-Futuhat al-Makkiyyah, di samping empat kitab karya yang 
lainnya, Misykat al-Anwar, Hilyat al-Abdal, Taj al-Rasail, dan 
Ruh al-Qus. 

Pada tahun 1204-1207 M., dalam fase kedua ini, ia 
mengunjungi Madina, Yerussalem, Baghdad, Mosul, Konya, 
Damascus, Hebron dan Kairo. Di Mosul, ia tinggal selama 
satu tahun, ia menulis al-Tanazzulat al-Mawsiliyyah, di kota 
ini pula ia dilantik untuk ketiga kalinya sebagai murid al-
Khidir, untuk menerima rahasia-rahasia Ilahi. Dalam 
kunjungannya ke berbagai kota di Asia Kecil, untuk 
menemui berbagai tokoh sufi, di antaranya Syihab al-Din 
Umar al-Suhrawardi, penulis buku Awarif al-Maarif. 
Kemudian pada tahun 1223 M., ia kembali ke Damaskus, 
sekaligus ia mengakhiri pengembaraannya. 

Dan fase ketiga, sebagai fase terakhir kehidupannya, 
yaitu ketika beliau memutuskan untuk memilih Damaskus 
pada tahun 1223 M., sebagai tempat menetap sampai akhir 
hayatnya; dan ini merupakan fase kematangan kehidupan 
spiritual dan intelektualnya sebagai seorang sufi. Di kota ini 
pula ia menyelesaikan karya monumentalnya al-Futuhat al-
Makkiyah. Ia pula tampaknya mendambakan kehidupan 
yang tenang dan damai di usia lanjutnya. Ia mencurahkan 
banyak perhatian untuk membaca, mengajar dan menulis. 
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Pada akhir Desember 1229 M. di kota Damaskus, dalam 
pengakuannya ia mendapatkan kitab Fusus al-Hikam, 
langsung dari Nabi Muhammad saw. dan menyuruhnya 
untuk menyebarkan kepada segenap umat manusia, untuk 
mengambil manfaat darinya. 

Bagaimanapun  juga nampak jelas bahwa akan 
mustahil untuk menyatakan bahwa filsafat atau mistisisme 
tertentu merupakan sumber bagi seluruh sistem Ibnu ‘Arabi. 
Namun, harus diakui bahwa Ibnu ‘Arabi mempunyai 
pijakan pada tiap sumber untuk berbicara dan 
mendiskusikan materinya dari tiap sumber yang dapat 
dipercaya. Sistemnya berderajat tinggi, namun mudah 
menemukan benih-benih dari mana banyak dari sistemnya 
itu telah dikembangkan, dari tulisan filosof-filosof 
terdahulu, dari orang-orang sufi dan teologis-teologis 
skolastik ia meminjam pemikiran-pemikiran dari sumber-
sumber Islam maupun non-Islam, ortodoks maupun 
heterodok.52 

Pemikiran pokok dari sistemnya itu relatif sederhana, 
tapi disekeliling pemikiran ini ia menghimpun sejumlah 
kepustakaan yang bukan main banyaknya dari semua 
bagian, juga diwarnai oleh berbagai corak kultur dan 
perkembangan zaman yang dilaluinya; dan kemudian ia 
benamkan dirinya ke dalam tugas mengasimilasikan 
semuanya itu. Bahkan tata bahasa, hukum, teologi, 
mistisisme, dan filosofi, semuanya diserap dan 
diinterprestasikan di bawah naungan sinar pengertian 
sederhana dari kesatuan semua wujud, suatu pemikiran 
yang mewarnai seluruh pemikiran Ibnu ‘Arabi (termasuk 

 

52 Sumber-sumber ini dapat dilihat selengkapnya dalam lampiran 
buku A.E. Afifi,  The Mystical Philosophy Muhyid-Din Ibn al-‘Arabi, hal. 224-
271. 
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pemikirannya tentang kesatuan agama). Walaupun ia 
sajikan pemikirannya itu dengan doktrin-doktrin yang 
sangat kacau dan campur-aduk, yang seolah-olah 
berbenturan dalam tiap arah, namun setelah diikuti, 
dipindahkan dan disintesakan semuanya, akan diperoleh 
residu yang boleh dikatakan konsisten dan diakui sebagai 
miliknya sendiri. 

 

B. Latar Belakang Pemikiran Tasawuf Ibnu ‘Arabi  
Kehidupan sufi bagi Ibnu ‘Arabi bukanlah sesuatu 

yang baru, karena sejak dari kecil, dalam lingkungan 
keluarganya telah berhadapan dengan kehidupan kesufian. 
Di mana ayah dan kedua pamannya termasuk sufi yang 
cukup dikenal pada masanya. Demikian pula dengan 
pergaulan Ibnu ‘Arabi di luar lingkungan keluarganya setiap 
saat berhubungan dengan berbagai tokoh sufi, baik dalam 
wilayah tempat dimana ia dibesarkan maupun di daerah-
daerah lain yang sengaja ia datangi, baik belajar untuk 
menimbah pengalaman kesufian maupun untuk men-
diskusikan berbagai hal tentang jalan kesufian. 

Bagi Ibnu ‘Arabi, kehidupan sufi telah menjadi pilihan 
bagi hidupnya, sekaligus menjadi suatu ilmu yang ia tekuni 
sampai akhir hayatnya. Ilmu tasawuf inilah mengantarkan 
dirinya menjadi salah seorang tokoh sufi yang cukup 
dikenal, baik pada masanya maupun pada generasi 
sesudahnya, sehingga kepadanya diberi gelar Syaikh al-
Akbar.53 

Bangunan sistem ajaran tasawuf Ibnu ‘Arabi tidaklah 
berdiri sendiri, melainkan sangat terkait dengan tokoh-tokoh 
sufi sebelumnya, seperti al-Hallaj, al-Hakim Tamizi, Abu 

 

53Sumber-sumber ini dapat dilihat selengkapnya dalam lampiran 

buku A.E. Affifi,The Mystical Philosophy Muhyid-Din Ibn al-‘Arabi, hal. 244. 
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Yazid al-Bustami, demikian pula dengan teori-teori filsafat 
sebelumnya, seperti teori tentang alam semesta, yang 
bersumber dari para filosof Islam, utamanya Ibnu Sina, 
ajaran filsafat seperti Plato dan Neo-Platonisme, demikian 
pula ajaran ulama-ulama kalam, seperti ajaran Mu’tazilah 
dan Asy’ariyah, serta ajaran auliya sebelumnya.54 

Kesemuanya ditafsirkan dan dibaurkan oleh Ibnu 
‘Arabi ke dalam satu pandangan umum yaitu ke dalam 
ajaran tasawufnya. Dengan kepiawaian dan kejernihan 
pikirannya, lahirlah pikiran-pikiran tentang metafisika, 
akidah, pengetahuan, dan yang paling menonjol adalah 
keterkaitan antara bentuk-bentuk makrifat, seluruhnya 
dengan hikmah Ilahiyah yang disusun oleh para Auliya 
dengan berdasarkan pada peleburan kemuliaan dari akar 
segala sesuatu, semua derajat wujud kemudian menyatu ke 
dalam wujud Ilahi. Ibnu ‘Arabi mengatakan, sesungguhnya 
tidak ada di dalam realitas atau wujud kecuali Allah Ta’ala, 
sifat dan af’al-Nya. Maka semua yang ada adalah Ia. 
Dengan-Nya segala sesuatu ada, dari-Nya berasal dan 
kepada-Nya kembali.55 

Hal demikian inilah kemudian oleh murid-murid Ibnu 
‘Arabi dan orang-orang sesudahnya memandang doktrin 
ajaran tasawuf Ibnu ‘Arabi dengan sebutan wahdat al-wujud 
(kesatuan wujud). Dari pandangan ini pulalah kemudian 
Ibnu ‘Arabi membangun pemikiran keagamaannya. 

Kata wujud bagi Ibnu ‘Arabi tidak hanya mempunyai 
pengertian “obyektif” tetapi juga “subyektif”. Keduanya 

 

54Sayyed Hossein Nasr, Theree Muslim Sages, (London: Harvard 

University Press, 1969), hal. 10. Bandingkan dengan Abdul Hadi MW. 

“Sufi Jenius dari Andalusia” dalam Pesantren, P3M Nomor 3, hal. 13. 

55Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Risalah al-Anwar (Mesir: Maktabah al-

Jamaliah, 1914), hal. 9. 
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menyatu secara harmonis. Karena dalam pengertian 
subyektif kata terletak aspek epistemologis, dan dalam 
pengertian obyektif terletak aspek ontologis. Kesatuan 
kedua pengertian ini terlihat jelas ketika Ibnu ‘Arabi 
membicarakan wujud dalam hubungannya dengan Tuhan. 
Pada satu pihak, wujud atau lebih tepat dikatakan satu-
satunya wujud, adalah wujud Tuhan sebagai realitas 
absolut, dan pada pihak lain, wujud adalah “menemukan” 
Tuhan yang dialami oleh Tuhan sendiri, dan oleh pancaran 
rohani.56 

Sekalipun kata wujud tidak dapat diberikan kepada 
segala sesuatu selain Tuhan, alam dan segala sesuatu yang 
ada di dalamnya. Namun demikian, Ibnu ‘Arabi 
menamakan juga kata wujud untuk menunjukkan segala 
sesuatu selain Tuhan dengan menggunakan pengertian 
metaforis untuk tetap mempertahankan bahwa wujud hanya 
untuk milik Allah. Wujud yang ada pada alam, pada 
hakekatnya adalah wujud Tuhan yang dipinjamkan 
kepadanya. 

Jika sumber segala hal, segala wujud, segala bentuk 
adalah kenyataan Yang Transenden, maka segala yang mesti 
memiliki aspek lahir dan aspek batin, satu ternyatakan 
secara lahiriah dan yang lain menghubungkannya secara 
batin dengan dunia spiritual. Dalam al-Qur’an57 dinyatakan 
bahwa “Tuhan adalah Yang Awal dan Yang Akhir, 
demikian pula Yang Lahir (al-Zahir) maupun yang Yang 
Tersembunyi (al-Batin). Orang bisa juga mengatakan dengan 
menggunakan bahasa tasawuf, bahwa setiap hal di alam 
semesta ini memiliki bentuk lahir atau bentuk (surah) dan 

 

56KausarAzhari Noer, Ibnu al-‘Arabi: Wahdat al-Wujud dalam 

Perdebatan, hal. 42. 

57Al-Qur’an, Surah 57 ayat 3. 



 

71 Pendahuluan 

hakiki terdalam (ma’na). Bentuk lahir tergolong pada dunia 
kepelbagaian dan hakiki terdalam menuju kepada kesatuan 
yang merupakan asal-usul segala hal. Inilah kebenaran khas 
agama, di mana manifestasi Tuhan adalah langsung dalam 
tatanan hidup manusia. Agama juga memiliki bentuk lahir 
dan hakiki terdalam, dan karena itulah agama dapat dikaji 
baik dalam perwujudan lahirnya maupun pada hakikatnya, 
hal ini membawa kepada kesatuannya yang terdalam. Oleh 
sebab itu segala sumber realitas dan karenanya juga sumber 
segala agama adalah Tuhan Yang Tunggal.58 

Dalam hubungan antara hakekat wujud dengan 
realitas alam dalam pandangan Ibnu ‘Arabi merupakan dua 
kenyataan yang keberadaannya berbeda antara satu dengan 
yang lainnya. Sebab, hakekat wujud bukanlah alam dan 
alam bukan hakekat wujud, namun dari esensinya adalah 
satu, yaitu Tuhan. Ia merupakan hakekat wujud dan Ia pula 
dalam esensi; namun bukan dia dalam bentuk dan rupa. 
Dengan ini pulalah disifati dengan sifat perlawanan. Ibnu 
‘Arabi mengatakan, Dialah yang awal dan Dialah yang 
Akhir, Dia yang Dzahir dan Ia pula yang Batin. Dia adalah 
hakekat dari segala yang nampak, dan Dia pula hakekat 
yang batin dari sisi penampakannya, tidak ada yang terlihat 
kecuali Ia nampak dengan diri-Nya sendiri dan Ia pula yang 
diberi nama dengan nama segala yang baharu.59 

Dari satu sisi Ibnu ‘Arabi mengutarakan bahwa Allah 
adalah satu tetapi dilihat dari aspek lain Dia adalah semua 
(al-kulli) yang mengandung keanekaan. Ibnu ‘Arabi berkata 
“ketahuilah bahwa apa yang dinamakan Allah adalah satu 

 

58Sayyed Hossein Nasr, Living Sufism (Tasawuf Dulu dan 

Sekarang), alih bahasa Abdul Hadi MW. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), 

hal. 152. 
59Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fusus al-Hikam, (Mesir: Mustafa Baby al-

Halaby, 1947), hal. 77. 
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(ahad) zat dan semua al-kulli melalui nama-nama-Nya.60 
Segala yang ada dengan bentuk nama-nama adalah 
keanekaan ini pulalah arti dari al-kul yaitu Esa yang 
mencakup keanekaan segala sesuatu yang ada adalah Dia 
yang nampak.61 

Pandangan Ibnu ‘Arabi tentang wujud dengan 
berbagai aspeknya mempengaruhi pula pemikiran Ibnu 
‘Arabi tentang agama. Kemajemukan agama menurut Ibnu 
‘Arabi dikarenakan perbedaan bentuk dan cara yang dijalani 
oleh para pemeluk agama, sekalipun sesungguhnya tujuan 
yang akan dituju dan dicapai adalah satu.62 Semua jalan 
mengarah kepada satu jalan lurus yaitu menuju kepada 
Tuhan. Dari bentuk keberhalaan yang paling kasar terhadap 
filsafat keagamaan yang paling abstrak, terdapat 
kepercayaan-kepercayaan yang apabila ditafsirkan secara 
benar maka akan dijumpai arah tujuan yang sama yaitu 
menuju kepada Tuhan.63 

Jika dalam perbincangan masalah wujud, realitas 
dilihat sebagai sesuatu yang lain dari Yang Maha Haq yang 
sekaligus sebagai penampakan diri Ilahi (Tajalliyat al-Ilahi) 
lewat asma dan sifat-Nya, maka dalam melihat agama dan 
kemajemukannya, pada dasarnya bagi Ibnu ‘Arabi, agama 
adalah milik Allah. Demikian pula peribadatan dalam 
rangka penyembahan, pada hakekatnya diarahkan 
tujuannya hanya kepada Tuhan sekalipun perlambang yang 
digunakan dalam penyembahan berbeda adanya. 

 

60Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fusus al-Hikam, hal. 90. 
61Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fusus al-Hikam, hal. 85. 
62Abdul Razak al-Kasysyani, Syarah Alla Fusus al-Hikam Li Ustad al-

Akbar Muhyiddin Ibnu ‘Arabi (Mesir: Mustafa Baby al-Halaby, 1987), hal. 8. 
63A.E. Affifi,The Mystical Philosophy Muhyid-Din Ibn al-‘Arabi,        

hal. 205. 



 

73 Pendahuluan 

Dengan demikian, pemikiran tasawuf Ibnu ‘Arabi 
menjadi satu sistem yang terpadu sekaligus berpengaruh 
yang sangat besar terhadap pemikiran keagamaannya. 
Bahkan dengan pemikiran spesifiknya ia melampaui batas 
pemisah yang menjadi sekat bagi agama-agama dengan 
konsepnya tentang kesatuan agama. Tasawuf, sebagaimana 
yang diajarkan oleh Ibnu ‘Arabi, memenuhi syarat dalam 
menyelidiki masalah kesatuan tersembunyi yang melatari 
berbagai bentuk agama. Lebih dari itu, tasawuf bisa 
memberi jawaban yang seadil-adilnya mengenai persoalan 
agama secara lebih mendasar, suatu persoalan yang tidak 
dapat diabaikan tanpa mengebiri kodrat agama itu sendiri.64 

Ibnu ‘Arabi tidak hanya menyatakan kesatuan wahyu, 
namun juga mengemukakan bahwa, wahyu-wahyu itu 
sebagai pelindung agama dan lebih jauh lagi pelindung 
semua tradisi keagamaan. Para sufi dalam mencari 
kebenaran telah menyusun dasar-dasar keberadaan bola-
bola dunia mengitari mereka menjadi pusat perhatian Tuhan 
di dunia, pusat pusaran ayat-ayat Tuhan dalam wujud 
Tuhan telah menegakkan dasar-dasar agama di atas makrifat 
para sufi. 

Tak seorang pun bisa melihat unta di puncak menara 
apalagi membedakan rambut dalam mulutnya. Tetapi bagi 
mereka yang telah memiliki penglihatan batin yang terang 
mempunyai kewajiban untuk menerangkan kepada orang 
lain bahwa mereka punya kemungkinan besar untuk bisa 
menyaksikannya. Kesarjanaan dewasa ini dapat berbuat 
banyak untuk memperjelas teks-teks yang tak tersunting dan 
mengungkapkan bab-bab dalam sejarah hubungan antara 

 

64Sayyed Hossein Nasr, Theree Muslim Sages, hal. 144. 
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semua agama-agama agar dapat diketahui khalayak tentang 
hubungan antara agama-agama tersebut.65 

Para sufi bisa menerangkan latar belakang agama yang 
berbeda-beda dari mana dapat dipelajari dan dipahami 
bentuk-bentuknya yang khas. Ini tidak berarti hanya orang 
yang suci (yang mencakup makrifat) yang dapat 
mengungkapkan dan berbicara tentang kesatuan batin 
agama-agama. Orang yang semacam itu memang bisa 
menerangkan melalui pengalamannya yang nyata. Namun 
yang lain yang dikaruniakan intuisi intelektual dapat 
mengetahui secara intelektual tentang kiblat di mana segala 
jalan bertemu, suatu pertemuan yang merupakan akhir dari 
jalan yang bermacam-macam. Hanya mereka yang mengenal 
kiblat itulah yang mampu melakukan dialog antar agama-
agama secara bermakna, yang mampu menunjukkan dengan 
baik kesatuan batin agama-agama maupun perbedaan 
formalnya. 

 

C.  Jalan Tasawuf Ibnu ‘Arabi 

Tasawuf sebagai suatu ajaran kerohanian Islam, 
menurut Ibnu ‘Arabi, merupakan ajaran moral yang sangat 
tinggi sehingga dapat menjadi pengendali jiwa, dan 
membuat manusia senantiasa dengan kebenaran dan 
keluhuran moral, sehingga dengannya manusia jadi 
sempurna, dapat lebih dekat dengan lingkungan 
sekelilingnya, terlebih-lebih dengan Tuhan penciptanya; 
bahkan akhirnya merasa lebur ke dalam azali-Nya. Manusia 
berada ke dalam suatu hakikat wujud yang kemudian 
menyatu dalam suatu kesatuan wujud. 

 

65Sayyed Hossein Nasr, Theree Muslim Sages, h. 174. 
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Untuk sampai kepada kehadirat ketuhanan 
sebagaimana tujuan tasawuf, para sufi menempuh jalan 
spiritualnya dengan cara-cara tersendiri, sesuai dengan 
tingkat kesadaran dan pengalaman jiwanya. Untuk itu, jalan 
tasawuf menurut Ibnu ‘Arabi berbeda-beda, namun yang 
dituju hanyalah satu, seperti yang diungkapkan dalam 
bukunya Risalah al-Anwâr, bahwa sesungguhnya jalan itu 
bermacam-macam, dan jalan menuju “Yang Haq” hanyalah 
satu, serta yang menjalani jalan “Haq” adalah satu; karena 
jalan “Yang Haq” adalah satu, dan yang sesungguhnya 
berbeda hanyalah bentuknya yang disebabkan perbedaan 
yang menjalaninya, baik dari kesederhanaan, tabiat dan 
kecenderungannya, demikian pula ketekunan dan 
kemalasannya serta kekuatan dan kelemahan rohaniahnya, 
mereka ada yang mengumpulkan untuk dirinya, dan dari 
mereka juga ada yang sebahagian dapat mengambil sifat-
sifat tersebut.66 

Perjalanan spiritual seorang sufi menurut Ibnu ‘Arabi, 
merupakan perpindahan dari  tempat peribadatan yang 
bermakna dalam rangka usaha untuk dekat dengan Tuhan, 
bahkan masuk ke lingkungan Tuhan, sehingga amalan-
amalan syar’i yang dilaksanakan tidak hanya sekedar satu 
amalan, akan tetapi menjadi suatu kesadaran diri. Demikian 
pula, aktifitas-aktifitas lainnya, baik yang bersifat perintah 
maupun yang bersifat larangan,67 sehingga dalam 
melakukan ibadah dan amalan-amalan lainnya tidak hanya 
dilihat dari bentuk formal apa yang dilakukan, akan tetapi 
lebih dari itu, ia harus menyadari kedalaman makna ibadah 

 

66Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Risalah al-Anwar, hal. 441. 
67 Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid II (Beirut: Dar 

Shadir, t.th.), hal. 380. 
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yang ia lakukan sebagaimana yang dibolehkan oleh 
intuisinya.68 

Kedalaman ibadah menurut Ibnu ‘Arabi, tidak akan 
berarti tanpa adanya korelasi antara subyek dan obyeknya, 
antara pelaku dan yang dilakukannya; demikian pula ilmu 
tentang ‘Yang Haq’ hanya dapat diperoleh dengan ilmu 
yang sama pula sesuai dengan sifat ilmu itu sendiri. Ibnu 
‘Arabi mengatakan, sepatutnya bagi orang yang berakal, jika 
ia mau mengenal Tuhan, hendaklah ia mengikuti apa yang 
disampaikan oleh intuisinya yang bersumber dari Kitab-
Kitab dan sunnah Rasul-Nya. Dan jika ia akan mengetahui 
sesuatu, namun tidak dapat diketahui sesuai dengan 
kemampuannya, maka hendaklah ia meluangkan diri untuk 
memperbanyak taat, sehingga Allah (Al-Haq) menjadi 
pendengaran dan penglihatan, pun juga menjadi  
kemampuannya; maka ia pun mengetahui segala hal dengan 
Allah, dan ia dapat mengenal Allah. Hal yang demikian, 
tidak akan terwujud kecuali dengan taklid, dan jika engkau 
mengetahui Allah dengan-Nya pula dan segala hal dengan 
Allah, maka tidak ada lagi kebodohan, syubhat atau keragu-
raguan serta kebimbangan atasmu. Sesungguhnya aku 
(baca: Ibnu ‘Arabi) mengingatkanmu dengan suatu hal yang 
terlintas dalam pendengaranmu.69 

Menurut Ibnu ‘Arabi, sebagai langkah awal menuju 
makrifat adalah pemusatan pikiran terhadap ajaran-ajaran 
syar’i yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran 
disertai dengan penghayatan akan maknanya.70 Simbol-
simbol yang dilakukan akan menyatu  dengan dirinya, 

 

68 Titus Burchardt, An Introduction to Sufi Doctrine, terj. Asyumardi 
Azra (Jakarta: Pustaka Jaya, 1994), hal. 116. 

69Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid II, hal. 345. 
70Muhiyyidin Ibnu ‘Arabi, Al-Anwar (Mesir: Maba’ah al-Jamaliah, 

1914), hal. 13. 
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sehingga apa yang dilakukan tidak hanya dilihat sebagai 
suatu kewajiban, akan tetapi sekaligus menjadi 
kebutuhannya. Karena pendekatan diri kepada Tuhan 
tidaklah terbatas pada keberhasilan mengatasi kebodohan 
dan kekurangsadaran terhadap ‘diri’ saja, akan tetapi juga 
berarti pembebasan ‘diri’ dari suatu pengajaran yang 
bersifat murni serta hal-hal yang tidak riil lainnya.71 Namun 
demikian, tidaklah berarti meninggalkan ajaran-ajaran 
doktriner. Sebab, menurut Ibnu ‘Arabi ajaran-ajaran yang 
bersifat doktriner merupakan pintu awal menuju ke jalan 
Allah, Seperti yang dikatakannnya, bahwa yang mula-mula 
wajib atas kamu, ialah menuntut ilmu yang bisa kamu 
gunakan untuk kesucianmu, shalatmu, puasamu, serta 
takwamu, serta apa yang di fardhukan terhadapmu, 
khususnya untuk kamu cari dan pelajari. Tidak usah kamu 
tambah dari itu; itulah bab awal dari suluk (jalan menuju 
Allah).72 

Selanjutnya jalan menuju Allah menurut Ibnu ‘Arabi, 
di samping pemusatan pikiran terhadap keutamaan 
kebajikan yang bersifat lahiriah, juga tak kalah pentingnya 
dalam perjalanan menuju makrifat, ialah latihan-latihan 
rohaniah yang merupakan proses akar-akar jiwa dari dunia 
yang bersifat ‘materi’ ke arah mana ia tertawan dan 
meleburkannya ke dalam Tuhan. Karenanya, ia merupakan 
suatu perubahan radikal yang dimungkinkan karena wahyu 
pentahbisan, sehingga jiwa menjadi bernilai sebagai 
pasangan ruh masuk ke dalam persatuan dengan-Nya. Oleh 
karena itu, Husein Nasr menegaskan bahwa “untuk 
mencapai Tuhan, jiwa harus menjadi Tuhan”.73 

 

71 Titus Burchardt, An Introduction to Sufi Doctrine, hal. 17.  
72Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid II, hal. 343. 
73 Sayyed Hossein Nasr, Living Sufism, terj. Abdul Hadi WM. 

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), hal. 78.  
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Menurut Ibnu Khaldun, latihan kerohanian 
merupakan suatu sarana untuk mematikan kekuatan 
syahwat serta menggairahkan roh dengan jalan menggiatkan 
zikir.74 Dengan dzikir menurut Al-Ghanimi, jiwa bisa 
memahami hakekat realitas. Jika hal ini tercapai, maka 
wujudpun telah terkonsentrasikan dalam pemahaman 
seseorang, sehingga ia berhasil menyingkap seluruh 
realitas.75 Illuminasi yang demikian menurut Ibnu Khaldun, 
muncul dari kelurusan jiwa seperti halnya cermin yang rata, 
akan bisa memantulkan berbagai gambar.76 

Pendalaman arti dari suatu kebajikan yang dilakukan 
merupakan suatu bentuk latihan kerohanian sesuai dengan 
tingkatan-tingkatan kebajikan yang dilakukan, sekaligus 
juga merupakan tingkatan dalam kerohanian. Tingkatan-
tingkatan kerohanian dalam tasawuf merupakan hal yang 
tidak terpisahkan dengan uraian tentang tingkatan-
tingkatan kebajikan. Selanjutnya, kebajikan dalam tasawuf 
bukanlah dipandang sebagai suatu tindakan yang bersifat 
lahiriah, akan tetapi juga merupakan hal bersifat batiniah, di 
mana pencapaiannya tidaklah bersifat kebetulan tetapi 
melalui latihan dan perjuangan. Untuk mencapai Tuhan, sufi 
harus memiliki kebajikan-kebajikan, dan untuk sampai 
kepada tingkatan kefanaan dan hidup dalam ruang Tuhan, 
seseorang harus melampaui tingkatan-tingkatan dan 
pangkat yang lain berupa perjalanan panjang yang berisi 
stasiun-stasiun yang dinamai dengan maqamat.77 Untuk itu, 

 

74 Ibnu Khaldun, Al-Muqaddimah(Kairo: Al-Mathbaah al-Bahiyah, 
t.th.), hal. 329-330. 

75Abu al-Wafa al-Ghannimi al-Taftazani,Madkhal ila al-Tasawuf al-
Islamy, alih bahasa Ahmad Rofi’ Utsmani (Cet. I; Bandung: Pustaka, 1985), 
hal. 189. 

76 Ibnu Khaldun, Al-Muqaddimah, hal. 330. 
77 Harun Nasution, Falsafat dan Mistisisme dalam Islam (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1998), hal. 62. 
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menurut Hossein Nasr, perjalanan menempuh jalan 
kerohanian penuh dengan pertarungan yang selalu berulang 
antara jiwa dan roh, sebahagian bersifat sesaat dan 
sebahagian pula bersifat langgeng. Yang bersifat sesaat oleh 
sufi disebut maqamat, atau secara teknis disebut dengan 
‘pangkat’, sedang yang bersifat langgeng disebut dengan hal, 
yang dalam istilah lain disebut dengan ‘tingkatan’. 

Berbicara tentang masalah-masalah tingkatan 
kerohanian menurut pengertian umum di dalam tasawuf 
bertalian erat secara hakiki dengan apa yang telah disebut 
dengan ahwal dan maqamat. Hal, kata jamaknya ahwal, 
merupakan keadaan rohani. Istilah ‘keadaan’ dalam 
pengertian ini adalah berlalunya pencelupan jiwa dalam 
cahaya Tuhan sesuai dengan intensitas dan lamanya. 
‘Keadaan-keadaan’ itu disebut cahaya yang redup (lawaih), 
cahaya yang menyilaukan (lawami), penyinaran (tajalli) dan 
lain-lain. Suatu stasiun adalah ‘keadaan’ yang telah tetap 
(permanen). Persesuaian antar berbagai stasiun dan 
kebajikan-kebajikan rohani sangat kompleks. Namun 
demikian, antara satu stasiun dengan stasiun lainnya adalah 
lebih halus disebabkan karena stasiun atau tingkatan itu 
sendiri sangat tinggi, di samping tidak adanya 
perbandingan antara hakikat wujud yang dituju dengan 
wadah kemauan yang sangat besar.78 Untuk itu, menurut 
Ibnu ‘Arabi, tingkatan-tingkatan rohani yang harus dijalani 
oleh para sufi merupakan suatu usaha yang harus betul-
betul ditekuni dan dijalani dari suatu tingkatan ke tingkatan 
berikutnya.  

Dalam menjalani satu tingkatan (stasiun) dari 
tingkatan rohani, menurut Ibnu ‘Arabi, melalui tahapan-
tahapan tertentu sehingga dalam peralihan tersebut harus 

 

78 Titus Burchardt, An Introduction to Sufi Doctrine, hal. 119. 
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betul-betul mantap dan sempurna. Sebab seorang salik tidak 
bisa melangkah satu tingkatan ke tingkatan berikutnya 
sebelum tingkatan yang dijalaninya dilaksanakan secara 
sempurna sesuai dengan syarat-syarat maqam itu sendiri.79 
Pandangan Ibnu ‘Arabi ini selaras dengan pandangan sufi 
lainnya seperti Abi al-Qasim Abdu al-Karim bin Hawazin al-
Qusyairi.80 Maqamat dalam kenyataannya merupakan 
tingkatan hidup kerohanian yang begitu banyak tingkatan 
dan derajatnya, namun antara satu tingkatan dengan 
tingkatan yang lainnya erat sekali kaitannya dalam satu 
tatanan hirarkis, sehingga apabila tertransendensikan satu di 
antara maqam yang telah dilewati akan tetap menjadi milik 
yang langgeng bagi pendamba yang telah melewatinya. 

Adapun urutan-urutan maqamat yang ditempuh oleh 
para sufi tidaklah selamanya sama angka dan susunannya, 
seperti yang dikutip Harun Nasution,81 sebagai berikut: 

1. Abu Bakar Muhammad al-Kalabazi dalam bukunya 
Al-Ta’arrufu li Madzhab Ahli al-Tasawwuf, menyebut-
kan urutan maqamat, yaitu: taubat, zuhud, sabar, 
kefakiran, kerendahan hati, takwa, tawakkal, 
kerelaan, cinta, dan makrifat. 

2. Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi dalam bukunya Al-Luma’, 
disebutkan: taubat, wara’, zuhud, kefakiran, sabar, 
tawakkal, dan kerelaan hati. 

3. Abu Hamid al-Ghazali dalam bukunya Ihya’ Ulum al-
Din, disebutkan: taubat, sabar, kefakiran, zuhud, 
tawakkal, cinta, makrifat, dan kerelaan. 

4. Abu al-Qasim Abdu al-Karim al-Qusyairi dalam 
bukunya Risalah al-Qusyairiah, dikatakan sebagai 

 

79 Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid II, hal. 385. 
80Abi al-Qasim Abdu al-Karim bin Hawazin al-Qusyairi, Risalah 

Qusyairiah (Kairo: Maktabah al-Kahirah al-Azhar, t.th), hal. 32. 
81 Harun Nasution, Falsafat dan Mistisisme dalam Islam, hal. 62-63. 
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berikut: taubat, wara’, zuhud, tawakkal, sabar, dan 
kerelaan. 

Dari tingkatan dan jumlah maqamat sebagaimana yang 
dipaparkan di atas, pada prinsipnya oleh para sufi tidak ada 
perbedaan mendasar, sebab para sufi dalam menjalani 
tingkatan-tingkatan tersebut tidak terlepas dari pengalaman 
dan penghayatan dari sufi yang bersangkutan. Pada 
hakikatnya maqamat yang dilakukan merupakan suatu usaha 
dari seorang sufi untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan 
bahkan menyatu masuk dalam ruang Tuhan, sehingga 
tersingkaplah tabir pemisah antara sang sufi dengan 
Tuhannya. Demikian pula halnya Ibnu ‘Arabi dalam 
tingkatan maqamat, beliau menganggap pelaksanaan 
perintah-perintah agama yang bersifat formal seperti: shalat, 
thaharah, puasa dan sebagainya adalah salah satu realisasi 
dari takwa yang merupakan bab pertama dari suluk, 
kemudian memasuki tangga wara’, selanjutnya zuhud, dan 
akhirnya tawakkal. 

Di samping amalan-amalan yang telah disebutkan, 
menurut Ibnu ‘Arabi, bagi orang yang akan menempuh jalan 
Ilahi (thariqah al-Ilahiyah), yang wajib baginya adalah mencari 
seorang guru pembimbing, serta menjalankan amalan-
amalan yang diperintahkan kepadanya. Lebih lanjut 
menurut Ibnu ‘Arabi, ada sembilan amalan yang harus 
dijalankan oleh para salik dalam tingkatan maqamat. 
Kesembilan amalan-amalan ini merupakan amalan-amalan 
yang sangat mendalam, sebab dengannya pula Tuhan 
menciptakan al-falak; sehingga di sini pulalah akan nampak 
‘hikmah Ilahiah’. Kesembilan amalan tersebut, empat yang 
bersifat amalan lahiriah, dan lima yang bersifat amalan 
batiniah. Adapun amalan-amalan tersebut, sebagai berikut: 

1. Amalan yang bersifat lahiriah, yaitu: al-ju’u (lapar), 
al-sihru (jaga malam),  al-‘uzlah (mengasingkan diri), 
al-shumtu (diam). 
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2. Amalan yang bersifat batiniah, yaitu: al-shidq (jujur), 
al-tawakkal (penyerahan diri), al-‘azimah (cita-cita 
yang tetap), al-yaqin(keyakinan yang teguh).82 

Dari maqamat yang telah diutarakan, bagi Ibnu ‘Arabi 
merupakan maqam awal, sebab baginya maqam yang 
tertinggi bagi orang yang menempuh jalan spiritual adalah 
al-khalwat. Khalwat menurutnya, merupakan tempat yang 
dibangun oleh manusia yang dipenuhi dengan zat-Nya, 
sehingga tidak ada yang kuasa bersamanya selain-Nya. Ia 
merupakan hubungan ‘Yang Haq’ (nisbat al-Haq) kepada hati 
seorang hamba yang dilapangkan-Nya.83 

Dijadikannya khalwat sebagai maqam tertinggi oleh 
Ibnu ‘Arabi, karena khalwat seorang salik akan menjauhkan 
diri dari berbagai keramaian dan pengaruh keduniawian, 
serta menjauhkan diri dari segala ketergantungan terhadap 
sesama makhluk Tuhan, sehingga tidak ada ketergantungan 
kecuali hanya kepada Tuhan. Dengan demikian, menurut 
Ibnu ‘Arabi, seorang salik akan semakin dekat dan bahkan 
lebih dekat dengan ‘Sang Penciptanya’, baik lahiriah 
maupun batiniah. 

Syarat utama dalam pelaksanaan khalwat ini menurut 
Ibnu ‘Arabi, adalah sebagai berikut: 

1. Zikr al-Nafs, yaitu zikir yang dilakukan oleh salik 
dengan mengosongkan jiwanya dari segala hal, yang 
ada hanyalah Allah, sehingga zikir yang dilakukan 
sekalipun bersifat lahiriah (lafdzi), akan meningkat ke 
zikir ma’nawy, yaitu zikir yang tidak punya bentuk, 
yakni zikir al-qalb (zikir dengan hati). Dengan zikr al-
qalb ini, tercapailah nilai-nilai kedalaman sufi. 

 

82 Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid  I, hal. 278. 
83 Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid II, hal. 458. 
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Pelaksanaan zikir ini harus disertai pengkon-
sentrasian diri, permohonan dengan zikir menyebut 
nama Allah; dengan demikian, akan menarik ‘Yang 
Haq’ secara berangsur-angsur ke dalam diri, 
sehingga terjadilah tajalli. 

2. Tidak meminta di dalam khalwatnya kecuali hanya 
kepada Allah, sehingga ketergantungan, cita, 
maksud dan segala sesuatunya hanya terpusat 
kepada Allah, Tuhan Yang Haq. 

Kemantapan diri dalam khalwat yang dipenuhi 
dengan zikir, serta menjauhkan diri dari segala hal yang 
dapat memutuskan hubungan dengan Tuhan, dalam usaha 
hadir di hadapan-Nya, akan menjadikan salik fana dalam 
zikirnya, sehingga dengannya terjadilah musyahadah. 

Menurut Mustafa Zuhry, musyahadah akan terwujud 
jika seseorang sudah benar-benar dalam fana-nya, tidak ada 
lagi dalam penglihatannya selain Tuhan semata-mata. Bagi 
salik tersebut, wujud hakiki kekal bagi Allah semata, sedang 
wujud yang lain sudah tidak ada lagi, sehingga seseorang 
yang telah musyahadah berpandang-pandangan dengan 
Allah dan ia tiada lagi bermusyahadah selain Allah.84 

Di samping maqamat yang harus dilewati oleh para 
sufi dalam memperoleh hakikat makrifah, juga tidak kalah 
pentingnya adalah keadaan rohani (hal) yang merupakan 
penerang yang sewaktu-waktu adanya, ia adalah anugerah 
Ilahi yang sifatnya berbeda dengan maqamat, di mana hal 
bersifat sementara, datang dan pergi dari seorang sufi dalam 
perjalanannya mendekatkan diri kepada Tuhan. Menurut 
Ibnu ‘Arabi, hal adalah anugerah Ilahi yang diberikan 
kepada manusia, tidak terikat dari satu maqam, akan tetapi 
muncul pada seseorang yang telah mencapai tingkat 

 

84Lihat Mustafa Zuhri, Kunci Memahami Ilmu Tasawuf (Surabaya: 
PT. Bina Ilmu, 1989), hal. 220. 
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kemajuan serta pangkat yang tinggi. Apa yang diberikan 
Tuhan kepada manusia yang bersifat spiritual, utamanya 
yang berhubungan dengan makrifat, tidaklah dapat 
diperoleh dan dijangkau dengan kekuatan akal, akan tetapi 
justeru dapat diperoleh dengan kekuatan zauq (rasa). Untuk 
itulah, Ibnu ‘Arabi membagi perolehan ilmu dengan tiga 
tingkatan, sebagai berikut: 

1. Ilmu ‘Aql, yaitu ilmu yang merupakan hasil dari kerja 
akal, atau hasil dari suatu analisa terhadap sesuatu 
aksioma (dalil), yang hasilnya ada yang benar dan 
sebaliknya ada yang salah. 

2. Ilmu Ahwal, yaitu ilmu yang diperoleh hanya lewat 
zauq, dan akal tidak mampu untuk memberikan 
suatu batasan. Jalan pengetahuan ini pun tidaklah 
memerlukan suatu argumentasi (dalil), seperti halnya 
manisnya madu atau manisnya gula. Ilmu ini hanya 
dapat diperoleh dengan kekuatan zauq (rasa). Apa 
yang dirasakan hanya dapat dirasakan oleh orang 
yang merasakannya. 

3. Ilmu al-Asrar, yaitu ilmu yang ada di atas jangkauan 
akal, sebab ilmu ini dihubungkan dengan ‘Ruh al-
Quds’ ke dalam hati. Hal demikian ini, khusus bagi 
para Nabi dan wali. Ilmu asrar ini dibagi atas dua 
bagian, yaitu: 
a. Ilmu yang dapat dicapai dengan akal seperti 

halnya pada ilmu yang pertama. Namun 
demikian, oleh para ahlinya tidak diterima 
dengan menggunakan akal mereka, akan tetapi 
dengan jalan anugerah kepadanya. 

b. Bahagian kedua dari ilmu asrar ini dibagi kepada 
dua bahagian lagi: (1) yang berkaitan dengan 
ilmu ahwal, namun ilmu ini lebih mulia, (2) ilmu 
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akhbar, yaitu ilmu yang mengandung kebenaran 
dan kedustaan.85 

Al-Ahwal yang merupakan pemberian dari Tuhan 
berkaitan erat dengan ilm al-zauq, sehingga para sufi 
menurut Ibnu ‘Arabi di dalam menelusuri jalan spiritualnya 
di saat mereka menerima dan melihat kebenaran zauqnya, 
maka mereka pun cenderung kepada hal tersebut. Namun 
demikian, kebenaran dan keadaan yang diterima oleh para 
sufi lewat zauqnya tidaklah semuanya sama, hal ini 
disebabkan oleh perbedaan tingkat kecenderungan hatinya 
serta kesiapannya untuk menerima kebenaran tersebut. 
Seperti yang diungkapkan oleh Abu al-Qasimi, yang dikutip 
oleh Mahmud Qasim, bahwa sesungguhnya zauq (rasa) para 
ahli makrifat saling berbeda sesuai dengan perbedaan 
tingkat kesiapan mereka.86 Dalam ungkapan lain dari al-
Junaidi, sebagaimana dikutip oleh Ibnu ‘Arabi,87 bahwa 
warna air adalah warna wadah yang menampungnya. 

Dalam pandangan Ibnu ‘Arabi, ilmu zauq dalam 
makrifat merupakan suatu jalan utama dan awal dari ‘Tajalli 
Ilahi’, yakni lenyapnya hijab dari sifat kebasyariahan dan 
lenyapnya segala sesuatu yang ada, ketika nampak ‘Wajah 
Allah’; hal itu semua berawal dari zauq. Demikian pula sufi 
pada umumnya menjadikan zauq sebagai suatu alat 
kecenderungan untuk melihat hakikat kebenaran. Mereka 
menerima dan mengakui kebenaran itu di saat mereka 
menerima kebenaran dari zauqnya, sebab kebenaran zauq, 
menurut Ibnu Khaldun, merupakan kebenaran yang tidak 
seorang pun menolaknya, dan segenap rasa para ahli sufi 

 

85 Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid I, hal. 31. 
86Mahmud Qasim, Dirasat fi al-Falsafat al-Islamiyah (Mesir: Dar al-

Ma’arif, 1983), hal. 331. 
87Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, Jilid II, hal. 597. 
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adalah benar, dan akan mengantarkannya menuju kepada 
kebahagiaan hakiki.88 

Kebenaran ilmu zauq tidaklah diragukan, terutama 
pada sufi yang hidup pada abad ke-VI H., sehingga ilmu 
zauq menjadi landasan dalam penyusunan teori wujud yang 
merupakan titik tolak dalam ajaran tasawuf pada fase ini, 
termasuk Ibnu ‘Arabi. Namun demikian, Ibnu ‘Arabi 
tidaklah menafikan ilmu aql, yang juga merupakan sumber 
perolehan ilmu. Untuk itu, Ibnu ‘Arabi membagi sumber 
perolehan ilmu kepada dua jalan, yaitu: 

1. Thariqah al-Kasyaf, yaitu dengan jalan kasyaf, yang  
menghasilkan ‘ilmu dharury’. Kasyaf merupakan hal 
yang didapatkan oleh manusia pada dirinya tanpa 
ada keragu-raguan, dan manusia tidak kuasa untuk 
menolaknya. Demikian itu hanya dapat diperoleh 
manusia lewat zauqnya tanpa dinyatakan dengan 
suatu dalil. 

2. Thariqah al-Fikr, yaitu ilmu yang diperoleh dengan 
jalan pemikiran disertai dengan istidlal sesuai dengan 
petunjuk akal.89 

Dengan demikian, bagi Ibnu ‘Arabi, ajaran tasawuf 
bukanlah ilmu yang dapat diperoleh melalui pendekatan 
empirik, akan tetapi dengan jalan perenungan lewat zauq 
(rasa) yang dialami. Sedangkan pengetahuan empirik yang 
bersifat aqli, diperoleh lewat akal pula. Namun demikian, 
antara kedua jalan ilmu itu tidak dapat dipisahkan, sebab 
antara satu dengan yang lainnya saling terkait. Keterkaitan 
antara subyek dan obyek dalam pencapaian ilmu, erat sekali 
hubungannya. Suatu ilmu tidak akan dapat dicapai dan 
tidak akan terwujud dengan sendirinya kecuali ada 
hubungan dengan sesuatu yang lainnya, yang berkaitan 

 

88Ibnu Khaldun, Al-Muqaddimah, hal. 332. 
89 Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid I, hal. 319. 
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dengan ilmu yang dituntut. Demikian pula ilmu tentang 
Tuhan, tidak akan mungkin terwujud tanpa ada keterkaitan 
antara ilmu itu sendiri dengan Tuhan. Lebih lanjut 
dikatakan bahwa, ilmu mengenai sesuatu selain Tuhan, 
tidak benar adanya kecuali dengan taqlid (suatu tiruan), dan 
satu-satunya taqlid hanyalah kepada Tuhan.90 

Perpaduan antara ilmu akal dan ilmu zauq, menurut 
Miska Muhammad Amin, merupakan bentuk pengetahuan 
tentang kebenaran yang paling tinggi nilainya, dan 
kebenaran itu sendiri bagi Ibnu ‘Arabi disebut dengan 
makrifat. Rasa`dan akal diberikan Tuhan kepada manusia, 
dan merupakan dua kekuatan yang dapat digunakan di 
dalam merenungi dirinya sebagai langkah terhadap 
pengenalan, dan jalan menuju makrifat.  

Dengan demikian, pendekatan Ibnu ‘Arabi terhadap 
Tuhan tidaklah terlepas dari pendekatan yang digunakan 
terhadap realitas manusia dan alam, yaitu bahwa dengan 
pengamatan empirik mampu menyingkap rahasia-rahasia 
Ilahi, yang kemudian dipadukan dengan pengalaman 
sufistiknya yang berpegang kepada zauqnya. Dalam hal ini 
pulalah terdapat perbedaan antara Imam al-Ghazali dengan 
Ibnu ‘Arabi terhadap masalah makrifat, yang berkisar pada: 

1. Sarana Makrifat. Menurut Imam al-Ghazali, sarana 
seorang sufi adalah kalbu, bukan perasaan dan 
bukan pula akal budi. Sebab kalbu menurut al-
Ghazali, bukanlah bagian dari tubuh yang dikenal 
terletak pada bagian kiri dada seseorang, akan tetapi 
ia adalah percikan rohaniah ketuhanan yang 
merupakan hakikat manusia. 

 

90 Miska Muhammad Amin, Epistemologi Islam (Jakarta: UI Press, 
1993), hal. 57. 
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2. Imam al-Ghazali dalam makrifatnya, tidaklah 
melihat kepada realitas alam dan manusia yang 
merupakan bukti adanya khaliq. Menurut al-Ghazali, 
tanpa makhluk Allah tetap dikenal dan diketahui 
akan keberadaan-Nya.91 

Berbeda dengan Imam al-Ghazali, Ibnu ‘Arabi dalam 
pendekatan dan pengenalan terhadap masalah-masalah 
makrifat menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Zauq dan akal merupakan dua kekuatan yang 
diberikan Tuhan kepada manusia sebagai sarana 
untuk mengetahui dan mengungkapkan rahasia-
rahasia Ilahi, di samping itu, merupakan awal dari 
tajalli Ilahi, sekaligus menjadi pembuka jalan menuju 
makrifat. 

2. Pengenalan terhadap diri sebagai suatu wujud dari 
realitas, merupakan awal dari jalan makrifat. 
Menurut Ibnu ‘Arabi, sekalipun Zat Yang Azali 
diketahui, namun Dia belum bisa dikenali hingga 
manusia mampu mengetahui wujud ‘Yang 
Dipertuhankan’, karena menurutnya, bekas sesuatu 
merupakan bukti dari yang meninggalkan bekas; 
demikian pula adanya makhluk merupakan bukti 
dari adanya ‘khalik’.92 

Identifikasi rohani sebagai subyek Tuhan bermula dari 
Tuhan sendiri, di mana Tuhan menampakkan Diri untuk 
dikenal, sehingga manusia mengenal Diri-Nya. Dengan 
demikian, pengetahuan tentang diri sendiri bermula dari 
pengetahuan tentang Diri Tuhan. Sebab, identifikasi rohani 
dengan subyek Tuhan, bagaimana pun mempunyai 

 

91 Abu Hamid al-Ghazali, Ihya ‘Ulum al-Din, vol. 3 (Kairo: Mustafa 
al-Baby al-Halbi, 1334 H.), hal. 16-17. 

92Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fusus al-Hikam (Kairo: t.p., 1947), hal. 81. 
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kerangka intelektual yang mendahului kesadaran aktual. 
Kesadaran itu sendiri dapat memiliki tingkat-tingkat 
aktualisasi dalam diri manusia, sesuai dengan tingkat 
kesadaran manusia terhadap identifikasi rohaninya.93 

Dengan demikian, berdasarkan pada pengilhaman 
yang merupakan pancaran Ilahi ke dalam sanubari manusia, 
bagi Ibnu ‘Arabi merupakan suatu inspirasi rohani yang 
bersifat perenungan. Hal yang demikian ini pulalah bagi 
Ibnu ‘Arabi yang menjadi sumber pengajaran tasawufnya, di 
samping pengetahuan yang bersifat empirik yang diperoleh 
dengan akal pikiran. 

 

D.  Ajaran Tasawuf Ibnu ‘Arabi 
Ibnu ‘Arabi yang hidup pada abad ke-VI H., dikenal 

sebagai salah seorah tokoh terkemuka dalam hal tasawuf, 
demikian pula dalam filsafat agama dan sastra sufi, sehingga 
beliau dengan ajaran-ajarannya menjadi tokoh sufi yang 
banyak berpengaruh terhadap perkembangan tasawuf 
sesudahnya. 

Perkembangan tasawuf pada periode Ibnu ‘Arabi lebih 
dikenal dengan periode penggabungan antara tasawuf dan 
filsafat, yang dikenal dengan istilah tasawuf falsafi. Hal yang 
demikian pula yang menjadi ciri khas perkembangan 
tasawuf periode ini, yang kemudian muncul dengan jelas 
dalam khasanah pemikiran tasawuf Islam pada abad 
sesudahnya. Apalagi, di saat semakin pesatnya pengaruh 
filsafat di dalam dunia Islam, utamanya di Andalusia 
(Spanyol), sehingga Andalusia pada masa itu diibaratkan 
sebagai sumber telaga kemajuan dalam`pemikiran Islam.94  
Dengan perkembangan filsafat di Andalusia juga banyak 

 

93Titus Burckhardt, An Introduction to Sufi Doctrine, hal. 152.  
94 Abu  al-Wafa al-Ghannimi al-Taftazani,Madkhal ila al-Tasawuf al-

Islamy, hal. 187. 
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memberi pengaruh terhadap jalan pemikiran Ibnu ‘Arabi, 
terutama dalam ajaran tasawufnya, sehingga terjadi 
pemaduan antara metode filsafat yang berdasarkan pada 
akal dengan metode zauq dalam pembuktian tentang ‘Yang 
Haq’. Namun demikian, tidaklah berarti menghilangkan 
orisinalitasnya sebagai suatu ajaran tasawuf. 

Ajaran filsafat yang banyak mempengaruhi Ibnu 
‘Arabi tidak terlepas dari ajaran filsafat yang berpengaruh 
dalam pemikiran-pemikiran pendahulunya, terutama di 
daerah Andalusia, demikian pula daerah-daerah yang 
ditempati menimba berbagai macam disiplin ilmu. Di antara 
tokoh sufi yang berhubungan langsung dengan Ibnu ‘Arabi 
sekaligus banyak memberi pengaruh terhadap 
perkembangan pemikirannya adalah Ibnu Musirrah (983 
M.), ia adalah salah seorang tokoh sufi yang memadukan 
ajaran filsafat dan tasawuf, di samping itu, ia juga terkenal 
dengan ajaran-ajaran metafisis dan teologinya.95 

Di samping Ibnu Musirrah, tokoh-tokoh sufi 
sebelumnya seperti: al-Hallaj, al-Hakim al-Tarmidzi, serta 
Abu Yazid al-Bustami, juga banyak memberi warna 
terhadap ajaran tasawuf Ibnu ‘Arabi.96 Demikian pula teori-
teori filsafat yang banyak dipelajarinya, seperti teori tentang 
alam semesta yang bersumber dari para filosuf-filosuf Islam, 
utamanya Ibnu Sina, ajaran filosuf kuno seperti Plato, serta 
Neo-Platonisme; ajaran ulama-ulama Kalam seperti: ajaran 
Muktazilah dan Asy’ariah, serta ajaran auliya’ sebelumnya, 
kesemuanya ditafsirkan dan dibaurkan oleh Ibnu ‘Arabi ke 
dalam suatu pandangan umum dalam ajaran tasawufnya. 
Sehingga, dengan kejernihan pikirannya, lahirlah pemikiran-

 

95 Luwes ’Ajil, Al-Munjid fi al-A’lam (Beirut: Dar al-Masriqy, 1976), 
hal. 13. 

96 Sayyed Hossein Nasr, Three Muslim Sages (London: Harvard 
University Press, 1979), hal. 101. 
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pemikiran tentang metafisika, akidah pengetahuan, dan 
yang paling menonjol adalah keterkaitan antara bentuk-
bentuk makrifat dengan Hikmah Ilahiah, yang disusun oleh 
para auliya’ yang didasarkan pada tenggelamnya kemuliaan 
akar segala sesuatu dan semua derajat wujud yang menyatu 
ke dalam Wujud Ilahi. 

Perpaduan antara filsafat dan tasawuf yang dilakukan 
oleh Ibnu ‘Arabi, merupakan suatu penyelidikan dengan 
metode filosofis dalam membuka hijab yang membatasi 
hidup lahiriah dengan batiniah; membuka rahasia yang 
tersembunyi di balik kenyataan yang ada. Hal yang 
demikian, mengantarkan Ibnu ‘Arabi ke puncak 
ketenarannya dalam ajaran tasawuf yang tiada tara 
bandingannya, sehingga para ahli mengakui betapa 
kepiawaian Ibnu ‘Arabi dalam menggunakan kata-kata 
dalam menggabungkan antara persoalan keagamaan dengan 
filsafat dan sirr (rahasia) yang disembunyikan oleh para sufi. 
Oleh karena itu pula, Ibnu ‘Arabi di samping dikenal 
sebagai tokoh sufi yang besar, beliau juga dikenal sebagai 
seorang filosuf yang mendalam. 

Abd. Hadi WM., menyebutkan bahwa ciri dari tasawuf 
falsafi Ibnu ‘Arabi dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Sumber ajaran tasawuf Ibnu ‘Arabi banyak sekali, 
antara lain dari: Neo-Platonisme, Plato dan Asy’ari, 
di samping Al-Qur’an dan ajaran-ajaran sufi seperti 
al-Hallaj. Ide-ide yang bersumber dari bermacam-
macam itu, dengan kepiawaiannya disatukan 
sedemikian rupa sehingga menjadi suatu ajaran baru 
yang terpadu. Makna asli dari sumber aslinya kerap 
dia ubah dan kerapkali juga dipakai secara kias. 
Misalnya:  ide tentang ‘Yang Baik’ (Plato), ‘Yang Esa’ 
(Plotinus), ‘Hakikat Universal’ (Asy’ari), kemudian 
ditafsirkan secara mandiri oleh Ibnu ‘Arabi dan 
disesuaikan dengan ide ketuhanan di dalam al-
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Qur’an. Ide tentang ‘’logos” dalam filasafat Yunani, 
beliau pertemukan dengan ide tentang Hakikat 
Muhammadiyah atau Nur Muhammad, seperti yang 
pernah dilakukan oleh al-Hallaj. 

2. Ibnu ‘Arabi berusaha mendamaikan dogma ortodoks 
dengan faham Wahdat al-Wujud para sufi. 

3. Gaya tulisannya yang sangat puitis, simbolik, serta 
sangat fantastik, sehingga sukar untuk dipahami dan 
menimbulkan penafsiran ganda. 

Kecenderungan Ibnu ‘Arabi terhadap Platonisme 
didasarkan pada pandangannya tentang Tuhan, yang oleh 
Ibnu ‘Arabi dianggap lebih mendekati kebenaran 
dibandingkan dengan aliran filsafat yang lainnya termasuk 
aliran Mutakallimin yang dianggap oleh Ibnu ‘Arabi terlalu 
eksklusif terhadap akal mahdhi dalam mengungkapkan 
pandangan tentang  Tuhan, sehingga dianggap bertentangan 
dengan apa yang dibawa oleh para Rasul utusan Tuhan. 
Namun demikian, menurut Ibnu ‘Arabi, tidaklah semua 
ajaran filsafat bertentangan dengan ajaran yang benar yang 
dibawa oleh para Nabi dan Rasul, sebab filosuf adalah 
muhibbu al-hikmah (pencinta kebijaksanaan), dan para 
hukama, adalah mereka yang pada hakikatnya al-ulama bi 
Allah. 

Adapun Platonisme menurut Ibnu ‘Arabi, dianggap 
aliran filsafat yang mengakui adanya anugerah Ilahi dalam 
pencapaian ‘hakikat kebenaran’ yang mereka tangkap lewat 
zauq. Di samping itu, Ibnu ‘Arabi mengakui pula bahwa apa 
yang sebenarnya diperoleh oleh Plato sama dengan apa 
yang diperoleh oleh sufi, yakni menyangkut masalah kasyaf 
dan wujud.97  Oleh karena itu, Ibnu ‘Arabi menganggap 
bahwa serangan umat Islam terhadap filsafat Platonisme 
hanya disebabkan karena mereka mempersamakan antara 

 

97 Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid II, hal. 465. 
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ajaran Plato dengan ajaran filosuf lain seperti Aristoteles, di 
samping itu juga disebabkan oleh ketidaktahuan mereka 
tentang istilah-istilah dalam ajaran Platonisme. 

Kecenderungan Ibnu ‘Arabi terhadap Plato, demikian 
pula pembelaannya terhadap aliran ini dari serangan umat 
Islam, merupakan isyarat akan kebangkitan Platonisme di 
tengah-tengah sufistik Islam. Hal inilah pulalah yang 
menjadi alasan, mengapa Ibnu ‘Arabi diberi julukan sebagai 
Aplatony.98 Ibrahim Hilal mengungkapkan bahwa 
kebangkitan Ibnu ‘Arabi di dalam membela filsafat, 
utamanya filsafat Platonisme dan membaurkannya dengan 
tasawuf Islam, merupakan suatu isyarat akan kebangkitan 
kembali faham filsafat setelah Imam al-Ghazali menyerang 
filsafat dengan bukunya Tahafut al-Falasifah. 

Pengaruh filsafat dalam pemikiran Ibnu ‘Arabi 
memberi corak tersendiri dalam perkembangan ajaran 
tasawufnya, di mana Ibnu ‘Arabi dalam kemampuannya 
memadukan dua pokok ajaran, filsafat dan tasawuf, 
mewujudkan suatu bentuk ajaran tasawuf yang lebih  
dikenal sebagai Wihdat al-Wujud, kemudian melahirkan 
konsep Insan Kamil, lalu muncul pula konsep tentang Wihdat 
al-Adyan. Berikut ini akan dijelaskan satu per satu ajaran 
tasawuf tersebut: 

1. Wihdat al-Wujud (Kesatuan Wujud) 
Paham wihdat al-wujud dalam tasawuf falsafi Ibnu 

‘Arabi bukanlah merupakan suatu ajaran yang muncul 
seketika, akan tetapi ada kaitannya dengan ajaran-ajaran 
sebelumnya, utamanya ajaran filsafat Platonius dengan 
teorinya yang dikenal dengan ‘Yang Esa’, yang akhirnya 
sampai kepada kesimpulan bahwa semua wujud, termasuk 
di dalamnya Wujud Pertama (Tuhan) merupakan matarantai 

 

98 Lihat Ibrahim Hilal, Al-Tasawuf al-Islamy baina al-Din wa al-
Falsafat (Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1989), hal. 132. 
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yang kuat dan erat, yang terkenal dengan istilah “Kesatuan 
Wujud” (Wihdat al-Wujud). 

Abdu al-Kadir Mahmud mengemukakan bahwa, 
paham tentang ‘Wahdat al-Wujud’ juga didapatkan di 
dalam ajaran sufi al-Hindy dalam kitab Bakita.99 Demikian 
pula H.M. Aswadie Syukri, menyebutkan bahwa paham 
wahdat al-wujud paralel dengan mistik Johannes, diadopsi 
dari ajaran Hindu dalam Sangkara Acharya-nya yang 
mengatakan “the God is every human being nothing is apart from 
God” Tuhan itu ada di dalam setiap manusia, manusia tidak 
terpisah dari Tuhan).100 

Demikian pula jika wahdat al-wujud dilihat dari 
perkembangan tasawuf Islam, telah muncul sejak dari al-
Harits al-Muhasibi (850 M.) dalam teorinya mengenai 
“cinta” (al-Hubb). Di mana beliau mengatakan bahwa cinta 
seorang makhluk kepada Khalik (Tuhan), belumlah 
sempurna sebelum mencapai maksudnya, ialah bersatunya 
antara yang mencintai (manusia) dengan Yang Dicintai 
(Tuhan). Kemudian, oleh Ibnu ‘Arabi hal tersebut dipertegas 
dan diperluas artinya dalam satu bentuk persatuan dalam 
teorinya Wihdat al-Wujud, yang lebih sempurna. Sehingga, 
walaupun Ibnu ‘Arabi bukan pencetus pertama paham 
wihdat al-wujud, namun dengannyalah paham ini mencapai 
puncaknya, dan bahkan dialah tokoh aliran wahdat al-
wujud dalam Islam yang telah meletakkan dasar dan 
pembina hakiki dari konsepsi ajaran ini sebagai aliran dan 
ajaran yang sempurna. Dengan kemampuan yang luar biasa 
pula, sebagai filosuf penyair, dan sufi yang mendalam, 
dapat menjelaskan ajaran wahdat al-wujud secara sistematis, 

 

99 Abdu al-Kadir Mahmud, Al-Falsafah al-Sufiah fi al-Islam (Mesir: 
Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.), hal. 467. 

100H.M. Asywadie Syukri, Ilmu Tasawuf I (Surabaya: Bina Ilmu, 
1992), hal. 65. 
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melampaui sufi-sufi sebelumnya dan yang sezaman 
dengannya. 

Wihdat al-Wujud dalam ajaran tasawuf falsafi Ibnu 
‘Arabi, merupakan ajaran yang menekankan zauq sufi dan 
latihan-latihan individual yang kemudian dikembangkan 
dengan renungan filsafati dalam melihat hubungan antara 
manusia, alam dan Tuhan dalam satu kesatuan wujud yang 
transenden. Dengan demikian, konsepsi Wihdat al-Wujud 
dalam ajaran filsafat tasawuf Ibnu ‘Arabi merupakan suatu 
ajaran tauhid tanzih, di mana tidak ada zat kecuali hanya Zat 
Tuhan Yang Berkuasa dalam segala-galanya. Selain Dia, 
maka tidak ada, semua makhluk hanyalah merupakan 
gambaran (mir’ah) dari kekuasaan-Nya, Pencipta yang amat 
hebat, yaitu Allah Yang Maha Agung. 

Penekanan Ibnu ‘Arabi terhadap ajaran wihdat al-
wujud, diarahkan kepada ‘transendensi Tuhan’ atau ‘tanzih 
tauhid’, seperti yang telah dipaparkan di atas, dan 
merupakan suatu upaya dari Ibnu ‘Arabi untuk 
mentanzihkan Tuhan dari segala yang tidak pantas bagi-
Nya. Transendensi Tuhan mengatasi kategori-kategori dari 
pengertian akal, termasuk di dalamnya substansi. Tuhan 
mengatasi kualitas apapun, sebab Dia adalah Dia. Dia 
menampakkan Diri-Nya, bukan dengan esensi-Nya. Ini juga 
berarti bahwa eksistensi aktual sebagai yang diciptakan 
berbeda dengan pencipta-Nya.101 

Dengan demikian, jelas bahwa apa yang dimaksudkan 
Ibnu ‘Arabi dalam ajaran tasawuf falsafinya “Wihdat al-
Wujud” (kesatuan wujud), tidak terbatas pada pengertian 
“kesatuan keberadaan” yang bersifat fisik dan memberi 
kesan bahwa Tuhan adalah makhluk, dan sebaliknya 
makhluk adalah Tuhan, sebagaimana dalam paham 

 

101Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid II, hal.36. 
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pantheisme,102 akan tetapi mempunyai arti yang lebih dari itu; 
ia juga berarti ‘kesatuan eksistensialisasi’ dan persepsi 
tindakan itu, sehingga istilah wujud terkadang menjadi 
sinonim dengan zuhud, perenungan, penyaksian,103 yang 
penekanannya terhadap transendensi Tuhan atau tanzih 
Tuhan. Oleh karena itu, Ibnu ‘Arabi menegaskan bahwa: 

   104,فلا تغالط ولا تخالط.  فالرب رب والعبد عبد 

 Maksudnya: Tuhan adalah Tuhan, dan hamba adalah 
hamba, maka jangan engkau berbuat salah, dan jangan 
mencampurbaurkan. 

Tuhan dalam Zat-Nya menurut Ibnu ‘Arabi tidak 
dapat diperbandingkan dengan apapun dari segala ciptaan-
Nya, sebab Ia merupakan Zat Yang Maha Tinggi dan Maha 
Suci dari segala macam kesamaan. Maha Esa dari segala 
macam persekutuan, demikian pula keMaha Esaan-Nya 
meliputi segala sisi yang saling berlawanan dan searah, di 
dalam-Nya bersatu segala bentuk berlawanan dan segala 
bentuk yang saling bertentangan. Ia meliputi segala bentuk 
yang ada, baik lahir maupun batin, yang awal dan akhir. 
Segala sesuatu bersumber dari-Nya, dengan-Nya segala 
sesuatu berada dan kepada-Nya segala sesuatu akan 
berakhir dan kembali.  

2. Insan Kamil (Manusia Sempurna) 

 

102Lihat Harun Nasution, Filsafat Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 
1993), hal. 42. Harun Nasution menjelaskan bahwa dalam pandangan 
panteisme, seluruh kosmos ini adalah Tuhan, semua yang ada dalam 
keseluruhannya ialah Tuhan, dan Tuhan ialah semua yang ada dalam 
keseluruhannya. Benda-benda yang dapat ditangkap dengan panca indera 
adalah bahagian dari Tuhan. 

103Annmarie Schimmel, Mystical Dimension of Islam (Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 1985), hal. 267. 

104Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid III, hal. 224. 
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Ajaran Insan Kamil dalam tasawuf falsafi Ibnu ‘Arabi 
tidak terlepas dari pokok ajarannya tentang wahdat al-
wujud, di mana Tuhan sebagai Wujud Mutlak, sumber dari 
segala yang ada, menampakkan Diri lewat asma dan sifat-
Nya, dengan Nur yang memancar dari-Nya, sebagai 
kenyataan pertama dalam Uluhiyyah dalam ketunggalan 
kekuasaan-Nya; Rububiyyah dalam ketunggalan mengatur 
dan memelihara serta menjaga kesempurnaan alam semesta. 

Pandangan tentang Insan Kamil dalam ajaran tasawuf 
falsafi Ibnu ‘Arabi, merupakan ajaran yang berkaitan dengan 
ajaran al-Hallaj tentang Nur al-Muhammady atau Hakikat 
Muhammad, yang merupakan pancaran pertama dari Zat 
Tuhan yang bersifat qadim; selanjutnya, dari Nur 
Muhammad inilah melimpah alam semesta ini. R.A. 
Nicholson menyebutkan, bahwa Nur Muhammady dalam 
pandangan para sufi adalah Ruh Ilahi yang dihembuskan 
Tuhan dari-Nya. Hal yang sama oleh Plato disebut dengan 
Nous atau al-Aql, yang merupakan pancaran emanasi yang 
pertama dari ‘Yang Haq’ sebagai awal dari segala 
penciptaan.105 

Ajaran Nur Muhammad ini kemudian disusun secara 
sempurna dan lengkap oleh Ibnu ‘Arabi, sehingga Nur 
Muhammad menjadi suatu konsep tentang Insan Kamil 
(Manusia Sempurna). Menurut Ibnu ‘Arabi, Tuhan 
menciptakan suatu makhluk mikrokosmis melalui Insan 
Kamil, sebab Insan Kamil adalah jiwa di mana sumber dari 
segala sesuatu. Maka, Ruh Muhammad tercipta adalah suatu 
keberadaan dari Jiwa Ilahi yang tidak diciptakan; dan Ruh 
Muhammad itu adalah perantara yang dipakai Tuhan untuk 

 

105R.A. Nicholson, The Mystics of Islam, alihbahasa Abu A’la al-Afifi 
(Kairo: al-Nasysyar, 1946), hal. 159. 
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menjadi sadar akan Diri-Nya sendiri dalam ciptaan,106 
sehingga Insan Kamil merupakan mikrokosmos yang 
sesungguhnya. Sebab, dialah yang manifestasi semua sifat 
kesempurnaan Ilahi, dan manifestasi semacam ini tidaklah 
sempurna tanpa perwujudan penuh kesatuan hakiki dengan 
Tuhan.107 

Syekh Nuruddin al-Raniri yang banyak dipengaruhi 
oleh Ibnu ‘Arabi mengatakan, bahwa Insan Kamil adalah 
Nur Muhammad yang merupakan tempat penjelmaan (tajalli) 
asma dan sifat Tuhan yang paling menyeluruh, yang 
dipandang sebagai khalifah Allah di bumi. Hakikat Nur 
Muhammad sesungguhnya mempunyai dua dimensi 
hubungan: pertama, adalah dimensi kealaman, sebagai asas 
pertama penciptaan alam, dan yang kedua adalah dimensi 
kemanusiaan, yaitu sebagai hakikat manusia.  

Hakikat Muhammad dalam dimensi kealaman 
mengandung kenyataan-kenyataan yang diciptakan oleh 
Allah lewat proses kun. Proses penciptaan lewat kun ini, 
tidak mengandung makna pencapaian tujuan dari 
diciptakannya kenyataan-kenyataan yang ada, sebab 
kenyataan tersebut masih merupakan tempat penampakan 
yang kabur, yang belum cukup untuk dapat memantuolkan 
asma dan sifat Allah yang ditajalli-kan atasnya. Namun, 
lewat dimensi kemanusiaan, hakikat Muhammad yang 
merupakan Insan Kamil dalam dirinya terkandung 
himpunan realitas. Pada tahap ini pula penampakan asma 
dan sifat Tuhan dengan sempurna.108 

 

106Annemarie Schimmel, Mystical Dimension of Islam, alihbahasa 
oleh Sapardi Djoko Damono, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986),  hal. 
229. 

107M. Dawam Raharjo (Ed.), Insan Kamil Konsepsi Manusia Menurut 
Islam (Jakarta: Grafiti Press, 1995), hal. 24. 

108 Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid III, hal. 280. 
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Insan Kamil sebagai khalifah Tuhan di bumi, menurut 
Ibnu ‘Arabi, adalah pengemban amanah Tuhan, dan ia 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tersebut, sehingga 
dengannya tercermin adanya sifat-sifat ketuhanan pada 
dirinya yang menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan.  

 
3. Wihdat al-Adyan (Kesatuan Agama) 

Ajaran tentangWihdat al-Adyan dalam ajaran tasawuf 
Ibnu ‘Arabi, tidak terlepas dari ajaran Wihdat al-Wujud dan 
Insan Kamil, sebab kedua ajaran inilah yang menjadi 
latarbelakang munculnya ajaran kesatuan agama (Wihdat al-
Adyan) ini. 

Kalau dalam ajaran wihdat al-wujud, di mana realitas 
tidak dilihat sebagai sesuatu yang lain dari ‘Yang Haq’, 
demikian pula pada insan kamil yang merupakan 
penampakan Diri (tajalli) Ilahi lewat asma dan sifat-Nya 
secara sempurna, maka dalam ajaran Wihdat al-Adyan, Ibnu 
‘Arabi melihat bahwa agama pada hakikatnya diarahkan 
atau dimaksudkan hanya kepada Tuhan, sekalipun 
perlambang yang digunakan dalam penyembahan berbeda-
beda adanya. 

Pandangan Ibnu ‘Arabi tentang agama tidaklah dilihat 
dari sudut simbol-simbol agama, demikian pula hal-hal 
yang bersifat lahiriah dan formal, akan tetapi penekanannya 
terhadap hal-hal yang bersifat batiniah dari wahyu dan 
maknanya yang bersifat universal. Dengan demikian, 
pengabdian kepada Tuhan dalam rangka pendekatan 
kepada-Nya dan bahkan sampai tersingkapnya tabir 
pemisah antara dirinya dengan ‘Sang Maha Pencipta’ 
ditempuh tanpa keterikatan kepada hal-hal yang bersifat 
formal. Seperti halnya masalah menghadap kiblat sebagai 
salah satu syarat sahnya shalat, sebagaimana telah 



 

100 Pendahuluan 

disepakati oleh ulama-ulama yang mendahuluinya. Bagi 
Ibnu ‘Arabi bukanlah merupakan syarat mutlak karena 
sesungguhnya Allah berfirman, ke manapun engkau 
memalingkan wajahmu di sana engkau menghadap Allah.109 

Menurut Husein Nasr, wihdat al-adyan yang bersumber 
dari wihdat al-wujud dalam ajaran tasawuf falsafi Ibnu ‘Arabi, 
memberi pengertian bahwa segala sesuatu yang ada mesti 
memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Aspek lahiriah 
ternyatakan secara lahiriah, dan aspek batiniah 
menghubungkan secara batin dengan dunia spiritual. 
Bentuk lahiriah tergolong pada dunia kepelbagaian, dan 
bentuk batiniah menuju pada kesatuan yang merupakan 
asal-usul dari segala hal. Inilah yang merupakan kebenaran 
khas dari agama di mana manifestasi Tuhan adalah 
langsung dalam tatanan hidup manusia. 

Dengan melihat agama dari aspek lahiriah dan aspek 
batiniah, mengantarkan kepada pemahaman akan kesatuan 
yang terdalam dari agama-agama, karena sumber realitas 
dari semua agama, Tuhan Yang Maha Tunggal. Pembahasan 
lebih detail tentang konsep wihdat al-adyan ini, akan dibahas 
tersendiri pada bab berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

109Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid I, hal. 404. 
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BAB III 

PEMIKIRAN IBNU ‘ARABI TENTANG 
AGAMA 

 

A. Pandangan Ibnu ‘Arabi Tentang Agama 

Pandangan Ibnu ‘Arabi tentang wujud dengan doktrin 
wahdat al-wujud tidak hanya memberi pengaruh terhadap 
ajaran tasawufnya, akan tetapi juga berpengaruh terhadap 
pandangan dan sikapnya terhadap agama. 

Ajaran Ibnu ‘Arabi tentang wihdat al-wujud, realitas 
tidak dilihat sebagai sesuatu yang lain dari “Yang Maha 
Mutlak”. Karena menurutnya tidak ada di dalam wujud 
kecuali Dia,110 dan tidak ada sesuatu pun yang tercipta oleh-
Nya kecuali Ia sendirilah pada esensinya.111 Demikian pula 
halnya agama, bersumber dari satu sumber, sekalipun 
wujud formalnya berbeda antara agama yang satu dengan 
agama yang lainnya, namun tujuan akhir dari agama-agama 
itu akan bermuara pada satu lautan yang sama, semua 
“jalan” mengarah kepada satu jalan lurus menuju Tuhan.112 

Agama dalam pandangan Ibnu ‘Arabi, tidak hanya 
dilihat dari bentuk dan simbol-simbol dari suatu agama, 

 

110Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, al-Anwar, (Mesir: Matbaah al-Jamaliyah 

Buhara al-Rum, 1914), hal. 9. 

111Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah,jilidI, (Beirut: Daru 

Shadar, t.th.), hal. 54. 

112Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fushush al-Hikam (Mesir: Muthofa Babi 

al-Halabi, 1974), hal. 5. 
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tidak pula dari hal-hal yang bersifat lahiriah, akan tetapi 
pemaknaannya adalah, pada hal-hal yang bersifat batini dari 
wahyu, dan maknanya bersifat universal. Oleh karenanya ia 
berupaya mempelajari dan memahami perincian-perincian 
khusus dari agama-agama, dan mencoba untuk mengkaji 
dan mengungkap makna-makna universal yang tertutup 
dalam susunan yang eksternal dengan sepenuh kemampuan 
yang dapat ia lakukan.113 

Bisa dikatakan bahwa penganut kepercayaan dari 
agama-agama membentuk dan mengikuti kepercayaan dan 
tindakan dari nabi-nabi yang membawa agama, dengan 
mendasarkan diri pada wahyu. Sementara masing-masing 
Nabi punya cara atau konsepsi sendiri-sendiri untuk 
menemukan Tuhannya. Ketika kebenaran itu terungkap di 
dalam dunia, selanjutnya masing-masing Nabi dan 
pengikutnya mengenal obyek kepercayaan (Tuhan) dalam 
wujud yang tak terbatas, kemudian muncul dalam semua 
bentuk kepercayaan.114 

Bagi Ibnu ‘Arabi terjadinya perbedaan dalam 
kepercayaan dan keberagaman manusia, pada dasarnya 
disebabkan oleh perbedaan kesiapan dan cara manusia 
dalam menempuh dan menjalani “jalan” untuk sampai 

 

113Sayyed Hossein Nasr, Three Muslim Sages: Avicenna-Suhrawardi-

Ibnu ‘Arabi (Cambridge: Harvard University Press, 1969), hal. 116. 

114Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fushus al-Hikam, hal. 150. Lebih jauh 

Ibnu ‘Arabi mengatakan: “Sesungguhnya bagi Allah ada jalan yang lurus, 

nyata tidak tersembunyi bagi segenap umat manusia. Jalan lurus ini 

datang dari sisi Allah dan menjadi hak bagi segenap umat manusia, yaitu 

jalan semua nabi. Petunjuk ke jalan lurus itu semua terangkum di dalam 

firman Allah: (Tunjukilah kami jalan yang lurus). Jalan lurus yang 

dimaksud, telah diketahui oleh segenap makhluk, yaitu ”agama“, 

(Fushush al-Hikam, hal. 150). 
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kepada yang dituju. Demikian pula dengan nabi-nabi yang 
diutus sebagai penuntun dan petunjuk jalan, 
terkordinasikan dengan kondisi sosial dan budaya manusia 
yang dihadapinya, sehingga cara yang ditempuh dalam 
mengarahkan dan membimbing umatnya, juga berbeda 
antara satu dengan yang lainnya. Sungguhpun demikian, 
yang dituju adalah satu titik yang sama, yaitu ke-Esaan 
(thariqah al-tawhid).115 

Kebenaran Mutlak hanya satu, tidak terbagi dari Yang 
Satu memancar “kebenaran”, sebagaimana halnya matahari, 
yang secara niscaya memancarkan cahayanya. Artinya, 
meskipun hakikat agama yang benar hanya satu, tetapi 
karena agama muncul dalam ruang dan waktu yang tidak 
simultan, maka pluralitas dan partikularitas bentuk dan 
bahasa tidak bisa dielakkan dalam realitas sejarah.116 

Ibnu ‘Arabi dalam melihat agama, tidak hanya 
terfokus pada aspek lahiriah (eksoteris) dari agama, akan 
tetapi jauh lebih mendalam lagi ke aspek batiniah (esoteris) 
dari agama. Karena segala hal, baik wujud maupun bentuk 
termasuk agama itu sendiri bersumber dari “kenyataan 
transenden”, maka segala yang ada memiliki aspek lahir dan 
aspek batin. Satu ternyatakan dalam bentuk lahiriah dan 
yang lainnya menghubungkannya secara batin atau hakikat 
yang terdalam menuju kepada kesatuan yang merupakan 
asal usul segala hal. Inilah keberadaan yang khas dari 

 

115Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fushus al-Hikam, hal. 8. 

116Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyu Nafis, Agama 

Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 6. 
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agama, di mana manifestasi Tuhan adalah langsung dalam 
tatanan kehidupan manusia.117 

Keberagamaan yang hanya mengandalkan bentuk 
formal dari ajaran agama, tidak menjadikan satu-satunya 
sarana penyelamat. Setiap bentuk adalah terbatas dan setiap 
agama pada dimensi formal (eksoterik)-nya adalah bentuk, 
sedangkan sifat kemutlakan yang dimilikinya hanya dalam 
esensi hakiki dan supra formalnya saja. itulah sebabnya 
bahasa dan perilaku keberagamaan sangat kaya dengan 
ungkapan simbolik, metaforis analogis, dan semacamnya. 
Kesemuanya menuntut penyingkapan yang dalam akan 
makna dan pesan hakiki yang ada di balik perintah formal 
yang tercakup di dalamnya.118 

Dalam hal ini Ibnu ‘Arabi memberikan salah satu 
contoh, tentang arah kiblat pada saat shalat. Setiap orang 
shalat diwajibkan menghadap ke kiblat, karena hal ini telah 
menjadi salah satu syarat sahnya shalat. Bagi Ibnu ‘Arabi, 
seandainya hal itu tidak menjadi suatu kesepakatan dari 
ulama sebelumnya, maka ia tidak menjadikan arah kiblat itu 
sebagai salah satu syarat bagi sahnya shalat seseorang. 
Karena menurutnya di manapun muka dihadapkan di sana 
ia akan melihat Tuhan.119 Dan perintah untuk menghadap ke 
kiblat pada saat shalat sesungguhnya bermakna simbolis 
dari suatu makna yang sangat esensial, yaitu arah hati 
seseorang yang seharusnya senantiasa dihadapkan kepada 

 

117Sayyed Hossein Nasr, Living Sufism, (Tasawuf Dulu dan 

Sekarang), alih bahasa Abdul Hadi MW, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 

hal. 152. 

118Komaruddin Hidayat, Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat 

Perennial, hal. 54. 

119Q. S. 2: 115. 
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Tuhannya. Selanjutnya Ibnu ‘Arabi mengatakan: “Bahwa 
sesungguhnya seseorang diperintahkan menghadapkan 
hatinya kepada Tuhan, tidak hanya pada saat ia 
melaksanakan shalat, bahkan dalam setiap gerak dan 
diamnya; tidak ada yang dilihat kecuali hanya Allah”.120 

Pertemuan dengan Tuhan bagi Ibnu ‘Arabi tidak 
hanya pada saat shalat, demikian pula dengan ibadah-
ibadah yang lainnya, karena menurutnya peribadatan 
seorang sufi mencakup semua aspek kehidupan, dan 
memandang segala apapun termasuk sebagai ruang lingkup 
realitas Zat Yang Maha Tunggal, yaitu Allah.121Aspek formal 
(eksoteris) dari agama yang terdiri dari simbol-simbol 
agama, bukanlah satu-satunya jalan komunikasi bagi 
pertemuan dengan Tuhan, namun demikian penolakan 
terhadap sisi formal (eksoteris) dan bentuk-bentuk agama, 
berarti seseorang itu sendiri telah memiliki penggambaran-
penggambaran dan sisi bentuk tersebut untuk pertama kali. 

Bentuk yang terdiri dari aspek lahiriah menyebabkan 
agama dapat dikaji dalam perwujudan lahiriahnya. 
Demikian pula dari aspek hakiki yang terdalam dari agama 
akan membawa kita kepada kesatuannya yang terdalam. 
Karena membawa kepada kesadaran bahwa segala realitas 
demikian pula agama mendahului bentuk lahir dan 
menggabungkannya dengan tatanan wujud yang lebih 
tinggi. Maka, melalui yang hakiki inilah makna bentuk lahir 
dari agama dapat dipahami.122 

 

120Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid II, hal. 404-405. 

121Abu al-Wafa al-Ghamini al-Taftazani, Al-Madkhal ila al-Tasawwuf 

al-Islamy, (Sufi dari Zaman ke Zaman), alih bahasa Ahmad Rouf Usmani, 

(Bandung: Pustaka, 1997), hal. 204. 

122Sayyed Hossein Nasr, Living Sufism, hal. 152-153. 
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Aspek lahiriah dari agama menurut Ibnu ‘Arabi adalah 
ketundukan dan kepatuhan terhadap Allah berupa aturan 
(syariat) yang diturunkan kepada manusia lewat Nabi-Nabi 
yang diutus. Nabi-Nabi tersebut, dengan penuh kesadaran 
meninggalkan hal yang bertentangan dengan aturan yang 
diterimanya. Itulah agama dalam arti lahiriah,123 selanjutnya 
Ibnu ‘Arabi mengatakan: 

Agama adalah gambaran dari ketundukanmu. Dan 
yang datang dari sisi Allah adalah aturan (syariat) 
yang engkau patuhi dan taati. Maka agama adalah 
ketundukan. Dan Namus adalah apa yang telah 
disyariatkan Allah. Barang siapa yang bersifat patuh 
dan tunduk terhadap apa yang telah disyariatkan 
kepadanya, maka mereka itulah orang yang telah 
menegakkan agama dan menghidupkannya... Maka 
hamba adalah orang yang menghidupkan agama. Dan 
Yang Haq adalah peletak dari aturan-aturan (al-
Ahkam). Maka ketundukan adalah hakikat dari 
perbuatanmu. Maka agama adalah apa yang engkau 
lakukan.124 

Dengan demikian, Ibnu ‘Arabi tidak mengabaikan 
pelaksanaan metode-metode kerohanian yang dapat 
membentuk seorang menjadi arif. Metoda kerohanian 
dimulai dengan shalat fardhu. Di dalam pelaksanaan shalat 
fardhu terdapat nilai-nilai kedalaman tasawuf, demikian 
pula dengan pengkonsentrasian permohonan dengan zikir 
menyebut nama Allah, merupakan intisari setiap shalat. 
Sehingga dengan shalat yang disertai dengan hati yang 
jernih akan dapat menarik al-Haq secara berangsur-angsur 

 

123Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fusus al-Hikam, hal. 125. 

124Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Living Sufism, hal. 159. 
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ke dalam dirinya. Dengan keutamaan yang demikian akan 
dapat menarik semua tajalli menuju sumber dan prinsip-
prinsipnya.125 

Aspek batiniah dari agama menurut Ibnu ‘Arabi 
adalah tersingkapnya dalam “cermin” wujud Yang Maha 
Haq. Hal demikian dapat dicapai sesuai dengan kondisi 
rohani seseorang yang diperoleh karena kepatuhan dan 
ketundukannya terhadap aturan-aturan Tuhan, yang 
dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, karena Tuhan akan 
memberikan ganjaran pahala yang ia lakukan. Dengannya 
pula Allah akan membuka tabir yang menutupi hubungan 
antara hamba dengan Tuhannya. Ibnu ‘Arabi mengatakan: 

Tatkalah Allah membuka pintu Inayah dan Rahmah 
antara Diri-Nya dengan hati hamba-Nya dari sisi yang 
tidak hamba ketahui, Ia menjadikan di dalam hati 
hamba-Nya apa yang dapat ia rasakan, ia bermohon 
kepada Allah dengan keridhaan-Nya agar ia diberi 
keutamaan dengan pemahaman terhadap jalan 
kenabian yang bersifat makrifat dengan pengetahuan 
yang bersifat ilahiyah.126 

Makrifat tentang Tuhan merupakan pengukuhan yang 
universal terhadap hikmah abadi yang dalam kenyataannya 
bukan saja dalam jantung Islam, akan tetapi juga dalam 
jantung semua agama. Ini pulalah yang merupakan ajaran 
tauhid yang paling tinggi.127 

Bagi Ibnu ‘Arabi, agama yang hakiki bersifat inklusif 
(hanif) hanya satu, yaitu agama yang dianut sejak dari Nabi 

 

125Sayyed Hossein Nasr, Three Muslim, hal. 159. 

126Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Living Sufism, hal. 126. 

127Sayyed Hossein Nasr, Three Muslim, hal. 174. 
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Adam sampai sekarang. Yaitu agama yang senantiasa 
memegang prinsip tauhid (ajaran keEsaan) dan kejujuran.128 
Ajaran tauhid ini pulalah yang dapat mencakup semua 
agama, dan menyingkapkan semua tabir yang menutupi 
hubungan antara agama-agama, karena agama pada 
dasarnya adalah petunjuk yang terpencar dari cahaya nurani 
yang melekat dalam fitrah masing-masing manusia, hal 
yang demikian lazim disebut dengan iman (kepercayaan). 
Karenanya aspek agama pada hakikatnya adalah iman.129 

Dari pandangan inilah Ibnu ‘Arabi mentransen-
densikan segala bentuk dengan mengembara dari bentuk 
keanekaan kepada bentuk kesatuan, dari yang khusus ke 
universal. Ia meninggalkan yang banyak demi yang tunggal. 
Melalui proses ini ia memperoleh visi tentang ‘Yang Satu’ 
dalam ‘Yang Banyak’, sehingga baginya segala bentuk 
menjadi semu, termasuk bentuk-bentuk keagamaan. Dengan 
hal itu terbukalah baginya asalnya yang unik, dan 
mengantarkan kepada konsep kesatuan agama.130 

Prinsip keterbukaan Ibnu ‘Arabi dalam melihat agama 
tidak terlepas dari pendekatan al-Falsafah al-Ula,131 

 

128Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Tafsir al-Qur’an al-Karim, (Beirut: Dar 

al-Yaqazhah al-Arabiyah, 1968), hal. 125. 

129Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Tafsir al-Qur’an al-Karim, hal. 90. 

130Sayyed Hossein Nasr, Three Muslim, hal. 174. 

131Pendekatan Fundamental Philosophy (al-Falsafatu al-Ula) berbeda 

sama sekali dari corak pendekatan aliran-aliran filsafat --sejak awal mula 

berangkat memang tidak memihak kepada kelompok tertentu... Cara 

berfikir pendekatan ini sama sekali bertolak belakang dengan cara berfikir 

dan pendekatan yang biasa dipakai dan digunakan oleh sebahagian 

pemuka agama, seperti pastur, pendeta dan ulama, yang sejak semula 

memang sudah memihak pada agama dan golongannya sendiri. Untuk 

selanjutnya lihat M. Amin Abdullah, “Relevansi Studi Agama-agama 
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sebagaimana halnya yang dipakai oleh Ibnu Sina dan al-
Farabi dan pemikir-pemikir muslim generasi awal. 
Meskipun pendekatan ini masih kalah populer dengan 
semangat kalam dalam Islam dan teologi dalam Kristen 
Katolik pada umumnya, Ibnu ‘Arabi memandang bahwa 
agama, pada tujuan akhirnya adalah sama, yaitu menuju 
kepada Tuhan. Hal ini pulalah yang melatari ia dapat 
menerima semua agama, tanpa memandang antara satu 
dengan yang lainnya lebih benar, karena agama menurutnya 
bersumber dari satu sumber, yaitu dari Tuhan Yang Maha 
Esa, demikian pula dengan kebenaran, hanya milik Allah-
lah kebenaran yang sesungguhnya yang merupakan 
kebenaran yang bersifat universal. 

Kodrat dan kepandaian umat manusia khususnya, 
tidak dapat dipahami terpisah dari gejala agama, yang 
memberikan ciri dengan cara yang paling langsung dan 
sempurna. Jika manusia mampu memahami kodrat 
transenden wujud dirinya, maka manusia akan mampu 
mengenal Tuhan-Nya. Segala bentuk bagi Ibnu ‘Arabi 
adalah penampakan Yang Ilahi, termasuk di dalamnya 
agama. Sehingga dengan bentuk itulah, manusia akan 
mampu memahami kodrat wahyu agama, tradisi, dan akan 
dapat memahami kemungkinanya, keperluannya, 
kebenarannya. Dengan memahami agama, tidak melulu 
bentuk khususnya atau menurut beberapa pengkhususan 
verbalnya, disertai dengan pembentukan hakikinya, akan 
dapat memahami agama-agama, keanekaragamannya dan 
perbedaannya. Berangkat dari pengenalan terhadap diri ini 

 

dalam Melenium Ketiga: Membangun Pertimbangan Kembali Metodologi 

dan Filsafat Keilmuan Agama dalam Upaya Memecahkan Persoalan 

Keagamaan Kontemporer” (Ulumul al-Qur’an Nomor 5 VII/1997), hal. 66-

68. 
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pulalah menurut Ibnu ‘Arabi manusia akan dapat mengenal 
Tuhan-nya. Ibnu ‘Arabi mengatakan: 

Sesungguhnya ma’rifat kepada Allah, tidak ada jalan 
lain baginya kecuali pengenalan manusia terhadap 
dirinya sendiri. Nabi Muhammad bersabda: “Maka 
barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal 
Tuhannya”, dan pengetahuanmu terhadap dirimu 
merupakan pengetahuanmu terhadap Tuhanmu.132 

Jika tabir yang menutupi antara diri manusia dengan 
Tuhannya telah tersingkap, terbukalah tirai makrifat, maka 
dimanapun manusia berdiri, walau berada di tempat yang 
berlainan, bukan lagi bentuk yang menjadi perhatian, akan 
tetapi kedalaman makna yang tertanam di balik bentuk yang 
ada, dan kesemuanya kembali kepada Yang Maha Tunggal. 
Kepada-Nyalah Ibnu ‘Arabi memfokuskan perhatiannya 
dengan penuh cinta dan kerinduan. Sebab bentuk baginya 
bukan lagi menjadi halangan untuk sampai kepada yang 
dicintai. Cinta ini pulalah yang menjadi pilihan agama bagi 
Ibnu ‘Arabi. Cinta tidak semata-mata muncul dari perasaan. 
Ia adalah aspek makrifat yang terwujud. Ia adalah 
pengetahuan transenden yang menerangkan kesatuan batin 
agama-agama. Selanjutnya Ibnu ‘Arabi mengatakan: 

Dulu saya tidak suka kepada saudaraku 
Jika agamanya berbeda dengan agamaku 
Sekarang hatiku telah menerima segala bentuk, 
Pandang hijau pengembalaan, dan biara tempat rahib 
Rumah berhala, dan ka’bah orang thawaf, 
Luh tempat taurat tertulis, mushhaf tempat al-Qur’an 
terlukis 
Aku memeluk agama cinta; jalan apapun 
Yang ditempuh oleh kendaraan Cinta 

 

132Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fusush al-Hikam, hal. 80. 
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Itulah agamaku dan kepercayaanku.133 

Apa yang disampaikan oleh Ibnu ‘Arabi merupakan 
gambaran dari pandangan dan sikap keberagamaannya, dan 
hendaknya tidak dipahami secara harfiah, sesuai dengan 
kata dan perlambang yang digunakan. Akan tetapi 
hendaklah dilihat dari aspek keuniversalan agama, yang 
merupakan aspek dari nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. 
Sebab kemajemukan agama merupakan hasil langsung dari 
kekayaan wujud Tuhan yang tak terhingga.134 Kemajemukan 
bukanlah berarti perbedaan dan pertentangan bagi Ibnu 
‘Arabi, akan tetapi kemajemukan adalah menuju kepada 
ketunggalan atau dalam bahasa Ibnu ‘Arabi al-katsratu fi al-
wahidi, dan inti dari semua agama adalah sampai kepada 
satu muara, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Tunggal. 

 

B. Pandangan Ibnu ‘Arabi Tentang Tuhan 

Dalam sejarah kehidupan umat manusia, manusia 
menyebut Tuhan Yang Esa dan Mutlak dengan berbagai 
nama dan istilah. Namun secara substansial beragam nama 
itu menunjukkan kepada Dzat yang sama, Tuhan sebagai 
wujud absolut inilah yang dijadikan obyek pujaan, karena 
fungsi dan posisi-Nya yang diyakini oleh manusia sebagai 
pencipta dan penguasa jagad semesta ini. Bagi manusia pada 
umumnya antara dirinya dengan Tuhan selalu ada jarak 
yang teramat jauh, sehingga manusia bersikap “paradoksal” 
dalam memposisikan Tuhan. Tuhan yang diyakini sebagai 
teramat jauh bahkan tidak terjangkau (transendent), tetapi 
sekaligus juga berada bersama, bahkan ada di dalam diri 

 

133Dikutip dari Sayyed Hossein Nasr,Three Muslim, hal. 175. 

134Sayyed Hossein Nasr, Three Muslim, hal. 177. 
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manusia (immanent).135 Dalam konteks inilah Ibnu ‘Arabi 
melihat segala yang ada (al-wujud), tidak lain dari Tuhan itu 
sendiri. 

Untuk mengetahui mana yang sesungguhnya ada itu 
(realitas) dan mana yang Tuhan, dan sejauh mana hubungan 
antara realitas sebagai wujud yang ada, dan Yang Ada itu 
sendiri sebagai Tuhan, maka Ibnu ‘Arabi membahasnya 
dalam pembahasan mengenai al-wujud, yang tidak bisa 
dipisahkan dari ajaran tasawuf filosofisnya, yaitu konsep 
tentang wahdat al-wujud, yang melihat realitas alam manusia 
dan Tuhan dalam suatu hubungan spiritual dalam wujud 
yang transenden. 

1. Hakekat Wujud 

Dalam pandangan Ibnu ‘Arabi tantang al-wujud, ia 
melihat bahwa yang ada (al-wujud) itu tidak lain adalah 
Tuhan itu sendiri. Karena menurutnya tidak ada sesuatupun 
di dalam wujud selain Tuhan, namun demikian pemahaman 
tentang wujud dari segi kesatuannya saja tidak memadai, 
karena yang ada dalam wujud ternyata bukan hanya 
kesatuan akan tetapi keanekaan. Oleh karenanya wujud 
adalah esa dan aneka, satu dan banyak sekaligus, untuk itu 
perlu dipahami bahwa Tuhan Yang Esa adalah pada dzat-
Nya, namun pada penampakan dari sisi eksistensi-Nya, Ia 
menampakkan Diri dalam bentuk yang tidak terbatas. 
Dalam hal ini Ibnu ‘Arabi mengatakan: 

Di sana tidak ada wujud kecuali Allah Ta’ala, sifat dan 
af’al-Nya. Maka semua adalah Ia, dan dengan-Nya 
segala sesuatu ada, dari-Nya sebagai sesuatu berasal, 
serta kepada-Nya segala sesuatu akan kembali. Jika 

 

135Komaruddin Hidayat, Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat 

Perennial, hal. 25. 
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seandainya Ia tertutupi dan lepas dari yang ada ini, 
walaupun sekejap mata sekalipun, maka yang ada ini 
akan lenyap dengan seketika. Karena itu adanya segala 
yang ada ini karena dengan pemeliharaan-Nya, serta 
perhatian-Nya terhadap segala yang ada ini.136 

Kata wujud tidak dapat diberikan kepada segala 
sesuatu selain Tuhan, alam dan segala sesuatu yang ada di 
dalamnya. Namun demikian, Ibnu ‘Arabi memakai kata 
wujud untuk menunjukkan segala sesuatu selain Tuhan. 
Ibnu ‘Arabi menggunakan kata wujud dalam pengertian 
metaforis untuk tetap mempertahankan bahwa wujud hanya 
mutlak untuk Tuhan. Sedangkan wujud yang ada pada 
alam, hakikatnya adalah wujud Tuhan yang dipinjamkan 
kepadanya.137 

Dalam pembahasan tentang wujud, Ibnu ‘Arabi 
memusatkan perhatiannya kepada dua hal: Lingkungan 
wujud dalam entisitasnya, dan wujud dalam ilmu. 
Perbincangan Ibnu ‘Arabi kepada kedua lingkungan ini 
terpusat pada pembicaraan tentang Tuhan dan manusia. 
Karena Tuhan hanya termasuk ke dalam tiga lingkungan 
wujud, yaitu selain wujud dalam ilmu.138 

Dari sudut pandangan manusia, Tuhan tidak ada 
dalam ilmu, karena Tuhan tidak bisa ditangkap oleh 
manusia. Oleh karena itu Ibnu ‘Arabi menganggap bahwa 
manusia menangkap Tuhan hanya ada di akhirat nanti. 

 

136Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Al-Anwar, hal. 9-10. 

137Kautsar Azhari Noer, Ibnu Arabi: Wahdat al-Wujud dalam 

Perdebatan (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 42. 

138Kautsar Azhari Noer, Ibnu ‘Arabi: Wahdat al-Wujud dalam 

Perdebatan, hal. 43. 
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Dengan kata lain wujud Tuhan dalam ilmu manusia hanya 
ada di akhirat. 

Ilmu dalam epistemologi Ibnu ‘Arabi berdasarkan 
pada fakta yang bersifat empirik apa yang bisa ditangkap 
dan atau dipersepsi. Penangkapan tidak mungkin ada, tanpa 
ada obyek yang ditangkap. Ilmu tidak akan ada tanpa ada 
obyeknya. Dari sudut pandangan manusia, wujud kongkrit, 
(wujud dalam entitasnya) mendahului wujud dalam ilmu, 
dan sebaliknya dari sudut pandangan Tuhan, wujud dalam 
ilmu mendahului wujud yang kongkrit, karena ilmu Tuhan 
adalah qadim, sedangkan wujud yang kongkrit adalah 
baharu.139 

Dari sini pulalah perbedaan mendasar antara Ibnu 
‘Arabi dan Al-Ghazali tentang makrifat yang berkisar pada: 

Pertama, sarana untuk mencapai makrifat bagi al-
Gazali adalah kalbu, bukan perasaan dan bukan pula akal 
budi. Sebab kalbu menurutnya, bukanlah bagian dari tubuh 
yang dikenal pada bagian kiri dada seseorang, akan tetapi ia 
adalah percikan rohaniah ketuhanan yang merupakan 
hakikat manusia. Kedua, bagi al-Ghazali makrifat tidak 
menjadikan realitas alam dan manusia sebagai bukti adanya 
Khaliq, sebab menurutnya tanpa makhlukpun Tuhan Allah 
tetap dapat dikenal dan diketahui keberadaan-Nya.140 

Sedangkan Ibnu ‘Arabi dalam pemahamannya tentang 
makrifat mendasarkan diri pada pemahaman tentang: 
Pertama, zauq dan akal merupakan dua kekuatan yang 
diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai sarana untuk 

 

139Kautsar Azhari Noer, Ibnu ‘Arabi: Wahdat al-Wujud dalam 

Perdebatan, hal. 44. 

140Abu Hamid al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din, volume 3 (Kairo: 

Musthofa al-Babi al-Halabi, 1334 H), hal. 17 
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mengetahui dan mengungkap rahasia Ilahi, di samping itu 
merupakan awal dari tajalliyat al-Ilahy sekalipun menjadi 
pembuka jalan menuju makrifat. Kedua, pengenalan 
terhadap diri sebagai wujud dari realitas merupakan awal 
dari jalan makrifat. Sebab menurutnya, sekalipun Dzat Allah 
yang azali ada, namun tidaklah dapat diketahui Dzat Allah 
itu adalah Dia Tuhan, sehingga diketahui yang 
dipertuhankan. Bagi Ibnu ‘Arabi bekas (peninggalan) 
merupakan bukti bagi yang meninggalkan bekas. Demikian 
adanya makhluk atau realitas menjadi bukti adanya Tuhan 
al-Khaliq.141 

Identifikasi rohani sebagai subyek, Tuhan bermula 
dari Tuhan sendiri, di mana Tuhan menampakkan Diri 
untuk dikenal, sehingga dengannya manusia dapat 
mengenal Diri-Nya.142 Dengan demikian pengetahuan 
tentang diri sendiri merupakan awal dari pengetahuan 
tentang Diri Tuhan.143 

Identifikasi rohani dengan subyek Tuhan, bagaimana 
mempunyai kerangka intelektual yang mendahului 
kesadaran aktual. Dan kesadaran itu sendiri kesadaran 
manusia terhadap identifikasi rohaninya.144 

 

141Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fushush al-Hikam, hal. 81. 

142Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid II, hal. 310. 

143Dalam satu ungkapan dalam Kitab Futuhat al-Makkiyah, Ibnu 

‘Arabi mengatakan: Sesungguhnya Makrifat kepada Allah, tidak ada jalan 

lain baginya kecuali pengetahuan terhadap diri sendiri (ma’rifatu al-nafs). 

Dalam hadis dikatakan: “Barang siapa yang mengenal dirinya juga akan 

mengenal tuhannya (Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah,          

hal. 298). 

144Titus Burckardt, An Introduction to Sufi Doctrine, alih bahasa 

Azyumardi Azra, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984), hal. 152. 
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Ibnu ‘Arabi menurut Kautsar Azhari Noer,145 membagi 
dan membedakan tiga jenis ontologis yaitu: Pertama, adalah 
yang ada dalam Zat-Nya sendiri dalam entitasnya. 
Wujudnya mustahil dari tiada. Ia mewujudkan segala 
sesuatu. Ia adalah wujud Absolut (al-wujud al-Mutlak). 
Kategori ini diidentifikasi oleh Ibnu ‘Arabi sebagai Allah. 
Tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya. Ia adalah 
Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Kedua, adalah 
yang ada karena Tuhan (diwujudkan oleh Tuhan). Ia adalah 
wujud yang terikat atau terbatas (al-wujud al-Muqayyad). Ia 
berwujud hanya karena Tuhan; tidak mempunyai wujud 
sendiri tetapi dari Tuhan. Kategori kedua ini diidentifikasi 
oleh Ibnu ‘Arabi sebagai alam materi dan segala yang ada di 
dalamnya. Ketiga, adalah ada yang tidak bersifat baharu dan 
tidak pula qadim (kekal). Ia sejak azali bersama dengan al-
Haq dan alam. Secara ontologis ia adalah Tuhan dan alam, 
tetapi pada saat yang sama ia bukan Tuhan dan bukan pula 
alam.146 Dengan demikian, ia mempunyai posisi tengah 
antara kategori pertama dan kategori kedua, antara Tuhan 
dan alam. 

Wujud hakiki bagi Ibnu ‘Arabi merupakan wujud al-
Mutlak. Ia adalah pangkal dari segala yang ada. Segala 
sesuatu yang ada wujudnya tergantung pada wujud hakiki 
(al-wujud al-mutlak). Wujud selain dari wujud al-Mutlak ada, 
karena di luar dirinya, adanya bergantung pada yang 
mengadakannya. Oleh sebab itu, Ibnu ‘Arabi melihat tidak 
ada yang mempunyai wujud kecuali Wujud al-Mutlak 
(wujud Tuhan). Segala sesuatu yang ada bersumber dari 
Wujud al-Mutlak, pada esensinya tidak berwujud. Dan yang 

 

145Kautsar Azhari Noer, Ibnu ‘Arabi: Wahdat al-Wujud dalam 

Perdebatan, hal. 44.  

146Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid I, hal. 119. 
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mempunyai wujud yang sebenarnya, hakikat segala yang 
maujud yaitu hanya Allah swt. Selanjutnya, Ibnu ‘Arabi 
mengatakan: 

Maka tidak ada wujud kecuali Allah dan sifat-sifat dan 
entitas-entitas, dan tidak sesuatupun dalam ‘adam 
kecuali entitas-entitas al-mumkinat yang dipersiapkan 
untuk diberi sifat dengan wujud. Karena itu dalam 
wujud adalah ia (entitas al-mukminat) dan bukan Dia. 
karena yang nampak (al-zahir) adalah sifat-sifat-Nya, 
maka itu adalah ia dalam wujud. Tetapi ia tidak 
mempunyai entitas dalam wujud karena ia tidak ada 
(dalam wujud). Dengan cara yang sama, (itu ada Dia 
Allah dan bukan Dia; Karena Dia adalah yang 
nampak, maka itu adalah Dia). tetapi perbedaan antara 
maujudat ditangkap oleh akal dan indera. Karena 
adanya perbedaan sifat-sifat dari entitas, maka itu 
bukan Dia.147 

Ahmad Daudi mendeskripsikan hakikat wujud dalam 
pandangan Ibnu ‘Arabi dengan mengatakan bahwa:wujud 
dalam pandangan Ibnu ‘Arabi adalah Satu, yakni wujud 
Allah yang Mutlak. Wujud yang Mutlak ini bertajalli 
(menampakkan) Diri dalam tiga tingkatan: 

a. Martabat ahadiyyah. Martabat ini disebut juga 
dengan martabat Dzatiyyah, di mana wujud Allah 
merupakan Dzat yang Mutlak lagi mujarrad. Tidak 
bernama dan tidak bersifat. Karena itu, Ia tidak 
dipahami atau dikhayalkan. 

b. Martabat wahidiyyah. Dalam martabat ini, disebut 
martabat tajalli Dzat atau Faidh al-Muqaddas 
(limpahan yang terkudus). Dzat mujarrad itu 

 

147Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid I, hal. 160. 
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bertajalli melalui sifat dan nama-nama. Dengan 
tajalli ini Dzat tersebut dinamakan Allah 
Pengumpul atau Pengikat sifat dan nama-nama 
yang sempurna (al-asma’ al-husna), akan tetapi sifat 
dan asma tersebut pada satu sisi tidak berlainan 
atau identik dengan Dzat Allah (‘ain al-Dzat). 

c. Martabat tajalli syuhudi. Dalam martabat ini, yang 
juga disebut al-faidh al-muqaddas (limpahan kudus) 
dan Ta’ayyun al-Tsani (kenyataan kedua). Allah 
bertajalli melalui asma dan sifat-sifat-Nya dalam 
kenyataan empiris. Dengan perkataan lain, 
melalui firman: Kun, maka ‘ayan al-tsabitah yang 
dulunya merupakan wujud potensial dalam dzat 
Ilahi, kini menjadi kenyataan aktual dalam 
berbagai citra alam empiris. Alam ini yang 
merupakan kumpulan fenomena empiris adalah 
wadah (mazahir) tajalli Ilahi dalam berbagai wujud 
atau bentuk yang tidak ada akhirnya.148 

Hubungan antara martabat pertama dan kedua 
merupakan hubungan potensial dan aktual. Akan tetapi, 
peralihan yang pertama kepada yang kedua berlangsung di 
luar patokan ruang dan waktu, tidak berawal dan tidak 
berakhir, karena tajalli Ilahy sebagai suatu proses yang tidak 
henti-hentinya. Menurut Ibnu ‘Arabi, tajalli al-Ilahy 
merupakan penampakan Tuhan lewat asma dan sifat-Nya 
yang bertajalli pada alam semesta. Oleh karenanya, tajalli 
Ilahy pada setiap sesuatu adalah pertanda akan ke-Esaan-
Nya. Ibnu ‘Arabi mengatakan: “Dan di dalam segala sesuatu 

 

148Ahmad Daudi, Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syekh Nuruddin 

al-Raniri, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hal. 74-75. 
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bagi-Nya adalah pertanda yang menunjukkan bahwa 
sesungguhnya Ia adalah Esa.149 

Pandangan Ibnu ‘Arabi tentang hakikat Wujud, 
menurut Seyyed Hossein Nasr, merupakan pensucian Zat 
Ilahi dari setiap perbandingan dan pembedaan. Sebab Allah 
dalam ke-Maha Esaan-Nya (al-Ahadiyah) secara mutlak, 
adalah di atas segala sifat-sifat-Nya. Oleh karenanya tidak 
menerima pembagian, dan mutlak ke-Esaan-nya. Sedangkan 
di atas taraf “kesendirian” maka di sana terdapat ketetapan-
ketetapan asasi, atau sifat-sifat yang tumbuh dari semua 
sifat-sifat wujud, dan setiap segi-segi makrifat. Dengan 
demikian, hakikat wujud adalah di atas setiap sifat-sifat 
yang disifatkan kepada-Nya.150 Dalam satu ungkapan Ibnu 
‘Arabi mengatakan: 

Al-Haq –Yang Maha Tinggi (al-Haqqu Ta’ala) Ia yang 
disifati dengan al-wujud al-Mutlak, karena 
sesungguhnya Allah Yang Maha Suci, ada-Nya bukan 
karena suatu sebab dan bukan pula karena sesuatu 
yang lain. Ia ada dengan Dzat-Nya. Pengetahuan yang 
menggambarkan tentang pengetahuan mengenai 
wujud-Nya bukan selain Dzat-Nya—namun Dzat-Nya 
bukan tidak dapat diketahui; akan tetapi diketahui 
dengan apa yang disandarkan kepada-Nya dari sifat-
sifat ma’ani yaitu sifat-sifat kesempurnaan.151 

Pada bagian lain dalam Fushush al-Hikam, Ibnu ‘Arabi 
mengatakan: 

 

149Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat, jilid II, hal. 290. 

150Sayyed Hossein Nasr, Three Muslim, hal. 109. 

151Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid I, hal. 119. 
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Hakikat hanyalah satu, sedangkan tanda-tanda-Nya 
banyak sekali. Jika hakikat itu terpisah dari kita semua 
nama-nama-Nya ialah “Yang Tunggal dan Mutlak”, 
dan jika dimanifestasikan sifat-sifat dan nama-nama-
Nya, ia menjadi Yang Tunggal dalam aneka ragam. 
Semuanya itu tercakup dalam satu nama “ahad”. 
Kenyataan kita adalah bayang-bayang atau sifat yang 
dicerminkan pada-Nya. Jika dianggap sebagai hakikat, 
Dia adalah kenyataan kita, dan jika dianggap sebagai 
keterbatasan, Ia bukanlah kenyataan kita.152 

Dengan demikian, realitas alam dan manusia sebagai 
bagian dari wujud adalah penampakan diri Wujud al-
Mutlaq, yang merupakan sumber dan awal dari semua yang 
ada. Apapun yang disifatkan kepada-Nya, realitas alam dan 
semua yang ada, adalah sifat tersebut, karena wujud realitas 
adalah wujud-Nya, sebagai bukti akan keberadaan-Nya. 
Realitas alam dan manusia butuh kepada-Nya, dan dari segi 
wujud-Nya, sedangkan Dia berhajat kepada yang maujud 
(realitas alam dan manusia) sebagai penampakan akan diri-
Nya, sekaligus menjadi bukti akan keberadaan-Nya. 

2. Tajalli Al-Haq 

Dalam pandangan Ibnu ‘Arabi, realitas alam dan 
manusia adalah penampakan diri (tajalli) al-Haq, dan dengan 
demikian segala sesuatu dan segala peristiwa di alam ini 
adalah entifikasi al-Haq. Karena itu baik Tuhan maupun 
alam dan manusia tidak dapat dipahami kecuali sebagai 
kesatuan antara kontradiksi-kontradiksi ontologis. 
Kontradiksi-kontradiksi ontologis dalam realitas tidaklah 
hanya bersifat horizontal, akan tetapi juga bersifat vertikal. 
Kontradiksi-kontradiksi itu terlihat antara yang tampak (al-

 

152Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fushush al-Hikam, hal. 25. 
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zahir) dan yang batin (al-batin). Antara Yang Awal dan Yang 
Akhir, antara yang satu dan yang banyak, antara tasybih dan 
tanzih. 

Dalam kontradiksi-kontradiksi di atas, Ibnu ‘Arabi 
memandang realitas adalah satu, tanpa mempunyai dua 
sifat yang berbeda. Sifat kemakhlukan dan sifat ketuhanan, 
keduanya hadir dalam segala sesuatu yang ada di alam.153 
Menurut Ibnu ‘Arabi dalam wujud hanya ada satu realitas 
yang dapat dipandang dari dua aspek yang berbeda. Tidak 
ada dalam wujud—dalam pandangannya kecuali satu 
realitas. Dipandang dari satu aspek, realitas itu disebut Yang 
Benar, Pelaku dan Pencipta. Dipandang dari aspek lain, ia 
disebut ciptaan, penerima dan makhluk.154 

Al-Haq dan al-Khalq  menurut Ibnu ‘Arabi, adalah dua 
aspek bagi wujud yang satu, atau realitas yang satu.155 Akan 
tetapi, disisi lain baik al-Haq maupun al-Khalq dapat 
dipandang dari dua aspek. Ibnu ‘Arabi mengatakan: 

Tidakkah engkau memahami bahwa al-Haq tampak 
melalui sifat-sifat segala sesuatu yang baharu, ketika 
Dia memberitakan Diri-Nya. Dengan demikian bahkan 
melalui sifat-sifat kekurangan dan sifat-sifat kesalahan 
atau celaan. Tidakkah engkau memahami bahwa al-
makhluq tampak melalui sifat al-Haq dari awalnya 
sampai akhirnya. Semuanya itu adalah benar baginya, 

 

153Kautsar Azhari Noer, Ibnu ‘Arabi: Wahdat al-Wujud dalam 

Perdebatan, hal. 49. 

154Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fusush al-Hikam, hal. 28. 

155Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fusush al-Hikam, hal. 226. 
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sebagaimana sifat-sifat segala sesuatu yang baharu 
adalah benar bagi al-Haq.156 

Dilihat dari satu aspek, Allah adalah satu, tetapi dilihat 
dari aspek lainnya yakni tajallinya; Dia adalah semua yang 
mengandung keanekaan. Dalam hal ini Ibnu ‘Arabi 
membedakan antara Allah dalam Dzat-Nya, dan Allah 
dalam asma dan sifat-Nya. Bagi Ibnu ‘Arabi, yang 
dinamakan Allah adalah Esa (ahad) melalui dzat, dan semua 
melalui nama-nama.157 Yang dinamakan Allah jika dilihat 
dari segi dzat-Nya adalah ke-Esaan, tetapi jika dilihat dari 
segi penampakan-Nya dalam segala yang ada dengan 
bentuk nama-nama adalah keanekaan. Ibnu ‘Arabi 
mengatakan: 

Dia-lah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Dzhir dan 
Yang Batin. Ia pulalah esensi dari apa yang dzahir dan 
esensi dari apa yang batin dalam penampakannya. 
Dan tidak ada yang melihat-Nya selain-Nya, dan tidak 
ada yang tersembunyi dari-Nya. Ia nyata dengan 
sendiri-Nya, dan tersembunyi dengan sendiri-Nya. 
Dia-lah yang dinamakan dengan nama-nama 
baharu.158 

Bagi Ibnu ‘Arabi, tajalliyat al-Ilahy, adalah penampakan 
Diri Ilahi melalui ciptaan-Nya. Dengan ciptaan-Nya Ia 
melihat Diri-Nya, dan memperlihatkannya sebagai bukti 
akan keberadaan-Nya. Dia mengenal diri-Nya dan 
memperkenalkan-Nya melalui alam semesta, karena alam 
adalah “cermin” bagi Tuhan. Melalui cermin itulah Dia 

 

156Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fusush al-Hikam, hal. 80-81. 

157Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid III, hal. 57. 

158Muhyiddin Ibnu Arabi, Fushush al-Hikam, hal. 181. 
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mengenal dan memperkenalkan “wajah”-Nya. Di samping 
itu juga Tuhan adalah “harta simpanan yang tersembunyi”, 
yang tidak dapat dikenal kecuali melalui alam. 

Al-Haqqu Ta’ala dari segi zat-Nya tidak diketahui, akan 
tetapi dari segi nama-nama dan sifat-sifat-Nya dapat 
diketahui dengan menampakkan Diri pada alam, sehingga 
arti keberadaan al-Haq bagi Ibnu ‘Arabi sebagai “harta 
simpanan terpendam” atau batin ialah kesatuan nama-nama 
dalam menunjukkan apa yang disebut Esa, yaitu zat yang 
terlepas dari hukum-hukum (sifat-sifat), hubungan-
hubungan, relasi-relasi. Karena al-Haq pada taraf “harta 
tersimpan”, transenden secara total. Tidak dapat dilihat, 
diketahui dan didekati secara absolut, namun Ia 
memperkenalkan diri-Nya dengan menciptakan alam. Oleh 
karenanya, alam dikatakan sebagai penampakan dari Tuhan 
yang hakiki. 

Dengan demikian, sebenarnya Tuhan dan alam dan 
segala visualisasi mengenai nama-nama Tuhan, adalah suatu 
realitas, tetapi berbeda wajah yang satu dan yang banyak. 
Keduanya merupakan satu realitas. Untuk memahami 
Tuhan Yang Satu dan yang sekaligus banyak, bisa dengan 
cara memandang Yang Satu dalam yang banyak, atau 
memandang yang banyak dalam Yang Satu. Atau dengan 
perkataan lain, Yang Satu dipandang sebagai yang banyak, 
dan yang banyak dipandang sebagai Yang Satu. Namun 
demikian, Ibnu ‘Arabi mengingatkan: 

Tidakkah ada di dalam alam semesta ini kecuali yang 
menunjukkan kepada ke-Esaan. Dan di dalam 
perkiraan tidak terdapat sesuatu kecuali apa yang 
menunjukkan kepada bilangan banyak, maka Ia 
beserta alam bersama-sama nama-nama Tuhan dan 
dengan nama-nama alam. Dan barang siapa yang 
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berpihak kepada ke Esaan, maka ia bersama-sama 
“Yang Haq” dipandang dari segi Dzat-Nya yang tidak 
menghajatan alam semesta.159 

Keberadaan alam dan manusia, memberi makna 
terhadap perwujudan asma dan sifat Tuhan. Sebab tanpa 
adanya alam yang bersifat empirik, maka dzat Yang Maha 
Mutlak akan tetap tinggal dalam kemujarradan-Nya. Yang 
tidak dapat dikenal oleh siapa pun juga, serta akan tetap 
dalam bentuk citra akali. Di sinilah letak urgensi wujud 
adalah sebagai manifestasi dari tajalliyat al-Ilahy yang akan 
melihat diri-Nya Yang Mutlak terjelma dalam berbagai 
bentuk empiris yang terbatas.160 Oleh karenanya hubungan 
antara Tuhan dengan realitas alam dan manusia, dalam 
pandangan Ibnu ‘Arabi merupakan dua kenyataan, yang 
keberadaannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. 
sebab Hakikat Wujud (Tuhan) bukanlah alam dan manusia, 
dan sebaliknya alam dan manusia bukanlah Hakikat Wujud. 
Namun dari esensinya adalah satu, yaitu Tuhan yang 
merupakan hakikat dari segala yang ada. Ia pula dalam 
esensi; namun bukan dalam bentuk dan rupa. Itulah 
sebabnya disifati dengan sifat yang berlawanan atau 
paradoks.161 

 

159Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fusush al-Hikam, hal. 104. 

160Ahmad Daudi, Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syekh Nuruddin 

al-Raniri, hal. 78. 

161Dalam Islam hal yang bersifat berlawanan (paradoks) atau suatu 

bersifat dualitas, memainkan peranan penting dalam sejarah pemikiran 

Islam. Memahami persoalan Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Tampak 

dan Yang Gaib, dan semacamnya, merupakan identitas Tuhan termasuk 

dalam kategori ini. Tuhan memang merupakan sesuatu yang paradoks, 

memiliki sifat ambiguitas yang mengandung pertentangan dalam dirinya, 

tetapi menjadi satu kesatuan utuh yang harmonis (Lihat Komaruddin 
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Dalam hubungan antara Tuhan dan realitas yang 
bertajalli lewat asma dan sifat. Maka dalam satu sisi Tuhan 
sebagai Hakikat segala yang ada, Ia pulalah yang satu itu 
sendiri, namun di sisi lain Ia dalam zat-Nya, bukan Ia yang 
ada itu. Untuk itulah, Ibnu ‘Arabi mengharuskan adanya 
tasybih dan tanzih dalam melihat hubungan antara Tuhan 
dan realitas alam dan manusia. 

3. Tasybih dan Tanzih 

Jika Tuhan dilihat dari segi dzat-Nya, maka Tuhan 
berbeda sama sekali dengan segala sesuatu yang selain diri-
Nya, bahkan melebihi dan mengatasi segala sesuatu yang 
ada itu. Karena itu Tuhan dari sisi dzat-Nya, di luar 
jangkauan pengetahuan manusia, tidak dapat dilihat dengan 
mata kepala, dan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata 
atau dengan apapun. 

Allah sebagai Dzat yang absolut dan Maha Gaib, 
sesungguhnya tidak memerlukan nama. Namun, jika Ia 
diberi nama, maka nama apapun tidak ada yang tepat. Jika 
Yang Absolut bisa diberi nama berarti bisa didefinisikan. 
Dan jika Tuhan bisa didefinisikan, maka sesungguhnya Ia 
tidak lagi absolut. Karena defenisi berarti sebuah 
pembatasan dan pencuitan dari sebuah realitas, dan Allah 
itu adalah serba Maha dan sungguh tidak mudah dan 
bahkan tidak mungkin memberikan penjelasan secara 
mutlak.162 

Jika dilihat dari nama dan sifat-Nya yang 
termanifestasi dalam alam, maka Tuhan mirip dengan alam. 

 

Hidayat dan Muhammad Wahyu Nafis, Agama Masa Depan: Perspektif 

Filsafat Perennial, hal. 212). 

162Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyu Nafis, Agama 

Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial, hal. 33. 



 

126 Pendahuluan 

Karena dengan melalui alam Tuhan menampakkan Diri-
Nya. Tuhan memperkenalkan, dan memberitahukan tentang 
Diri-Nya dalam bentuk-bentuk alam. Alam adalah 
perwujudan nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Alam 
mempunyai keserupaan dan kemiripan dengan Tuhan, pada 
tingkat tertentu, alam adalah tanda atau ayat yang 
memberitahu identitas Tuhan,163 karena melalui alam, 
manusia dapat mengetahui Tuhan. Ibnu ‘Arabi mengatakan: 
“Bahwa alam keseluruhannya adalah bentuk –penampakan 
diri Tuhan dari Nama Yang tampak.164 

Ibnu ‘Arabi dapat melihat hubungan antara Tuhan dan 
alam, mengharuskan adanya Tanzih, di mana Tuhan secara 
mutlak bebas dari ketidaksempurnaan dan kesamaan, serta 
melebihi sifat-sifat kualitas apapun yang dimiliki oleh 
makhluk-Nya. Di samping tanzih, Ibnu ‘Arabi memakai 
tasybih, yang berarti penyerupaan Tuhan dengan segala 
realitas ciptaan-Nya. Dengan keserupaan tersebut, akan 
dapat ditemukan keserupaan antara Tuhan dengan 
makhluk-Nya. Ibnu ‘Arabi mengatakan: 

Yang pertama menjadi awal dari kenyataan ini adalah 
apa yang lebih layak dan bisa lebih dekat pada nama 
(asma) yang menuntut adanya tanzih. Setelah itu 
nampak keterangan dari nama-nama (asma) yang 
menuntut adanya tasybih (penyerupaan). Adapun yang 
menuntut dan menghendaki adanya tanzih adalah 
nama-nama yang berkaitan dengan masalah dzat 
Tuhan. Adapun yang menghendaki adanya tasybih 
(penyerupaan), adalah nama dari dzat yang 

 

163Kautsar Azhari Noer, Ibnu Arabi: Wahdat al-Wujud dalam 

Perdebatan, hal. 86. 

164Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid I, hal. 75. 
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keberadaannya memberi keterangan bahwa ia adalah 
Tuhan.165 

Dalam pandangan Ibnu ‘Arabi, hubungan antara dzat 
dan sifat Tuhan, adalah di tengah-tengah antara tasybih dan 
tanzih. Karena dalam suatu saat Ibnu ‘Arabi menempatkan 
Tuhan pada ketinggian-Nya, serta kemahasucian bagi zat-
Nya. Di sisi lain, ia juga menempatkan Tuhan Yang Haq 
dengan manifestasi-Nya dengan sifat-sifat makhluk-Nya. 

Sifat tanzih menurut Ibnu ‘Arabi, merupakan 
pengkudusan dzat Ilahi dari persamaan, atau pun 
persekutuan antara Tuhan dengan alam. Ke-Esaan dzat Ilahi 
tidak dapat diketahui kecuali dengan pemberian dari Tuhan 
sendiri. Sebab dzat Tuhan tidak menyerupai sesuatu, dan 
tidak satupun dari sesuatu yang menyerupai-Nya. Oleh 
karena itu, pengetahuan tentang dzat Ilahi tidak dapat 
dibicarakan kecuali dengan iman (kepercayaan sepenuhnya) 
terhadap Allah. Demikian pula dengan mempercayai dan 
mengikuti sepenuhnya apa yang diajarkan-Nya.166 

Konsep ke-Esaan dalam ajaran Ibnu ‘Arabi, adalah 
penafian terhadap segala sesuatu selain Tuhan, sehingga 
tidak satupun dari realitas ini yang dapat diperbandingkan 
dengan-Nya. Di antara realitas-realitas yang dapat diper-
bandingkan harus terdapat kesamaan umum dalam sifat 
maupun dalam persyaratan yang seimbang. Sedangkan 
Tuhan adalah transenden dalam kedua segi itu.167 Ibnu 
‘Arabi mengatakan: 

 

165Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid II, hal. 57. 

166Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid III, hal. 289. 

167Titus Burckhardt, An Introduction to Sufi Doctrine, hal. 72. 
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Tidak benar pengetahuan dari ilmu tauhid, kecuali 
penafian segala apa yang ada selain Tuhan Yang Maha 
Suci. Tuhan berfirman: “Tidak ada sesuatupun yang 
serupa dengan-Nya, dan Maha Suci Tuhan-mu Tuhan 
yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka 
sifatkan”. Maka ilmu dengan penafian adalah ilmu 
tentang Allah Yang Maha Suci lagi Maha Agung.168 

Sekalipun Ibnu ‘Arabi sangat menekankan aspek 
tanzih berkaitan hubungan antara Tuhan dan alam, namun 
juga tidak mengabaikan aspek tasybih, yang berkaitan 
dengan hubungan antara Tuhan dalam asma dan sifat-Nya 
dengan alam. Menurutnya, pengetahuan yang paling 
sempurna tentang Tuhan, adalah pengetahuan yang 
memadukan tanzih dan tasybih secara terperinci. 
Pengetahuan manusia bersifat global (umum), karena itu 
kemampuan manusia mengetahui bentuk-bentuk alam yang 
tidak terbatas, tidak bersifat menyeluruh atau hanya dalam 
bentuk rincian dari alam; sebagaimana halnya keterbatasan 
manusia mengetahui dirinya secara utuh. Apa yang dapat 
diketahui oleh manusia tentang dirinya adalah bagian-
bagian tertentu dari dirinya.169 Ibnu ‘Arabi mengatakan: 

 
Jika engkau berpegang hanya kepada tanzih, engkau 
mengikat-Nya, 
Jika engkau berpegang hanya kepada tasybih, engkau 
membatasi-Nya. 
Jika engkau berpegang kepada kedua aspek itu, 
engkau adalah benar, 

 

168Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid I, hal. 193. 

169Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fushush al-Hikam, hal. 69. 
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Imam dan master dalam pengetahuan-pengetahuan 
kerohanian. 
Barang siapa berpegang kepada dualitas Tuhan dan 
alam adalah musyrik. 
Dan barang siapa yang berpegang kepada pemisahan 
Tuhan dari alam, 
Maka ia mengesakan Tuhan secara keliru. 
Berhati-hatilah terhadap tasybih itu jika engkau 
mengakui dualitas, 
Engkau bukanlah Dia, tetapi engkau adalah Dia 
dan engkau melihat-Nya dalam entitas segala 
sesuatu,baik sebagai yang tidak terbatas maupun 
sebagai yang terbatas.170 

Untuk itu melalui tasybih dan tanzih, menurut Ibnu 
‘Arabi, manusia dapat bermusyahadah dengan Tuhan-Nya. 
Sebab dengan cara tanzih, Tuhan bertajalli, turun dalam 
bentuk bayangan dengan cara tasybih. Lebih lanjut Ibnu 
‘Arabi mengatakan: 

Ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan Yang Maha 
Haq lagi Maha Tinggi, dalam ber-musyahadah dengan 
hamba-Nya lewat dua cara; yaitu dengan cara tanzih  
dan dengan bentuk yang turun pada bayangan dengan 
cara tasybih. Adapun cara tanzih Tuhan bertajalli 
seperti dalam firman Allah: “Tidak ada sesuatupun 
yang serupa dengan Dia”, sedangkan tasybih Tuhan 
bertajalli seperti dalam sabda Nabi: “Sembahlah 
Tuhanmu seakan-akan engkau melihat-Nya.171 

Tasybih lewat asma dan sifat Ilahi dapat dijadikan jalan 
untuk sampai kepada Hakikat Wujud, sebab asma dan sifat 

 

170Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fushush al-Hikam, hal. 91. 

171Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid II, hal. 3. 
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Ilahi merupakan kemungkinan-kemungkinan Ilahi yang 
terkandung dalam alam semesta. Dengannya pula Tuhan 
bertajalli pada alam semesta, sebagaimana Tuhan mensifati 
diri-Nya sendiri dalam al-Qur’an, Allah berfirman: 
“Katakanlah ! “Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di 
bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah 
dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang 
yang tidak beriman”.172 Untuk itu Ibnu ‘Arabi mengatakan: 
“Alam keseluruhannya adalah mazahir (penampakan) dari 
mana-mana Allah”.173 

Tuhan dalam dzat-Nya adalah Esa, karenanya tidak 
ada yang dapat diperbandingkan dengan-Nya, tidak 
berhubungan dengan realitas alam, atau terlepas dari nama-
nama dari alam; namun tidaklah berarti bahwa dzat Tuhan 
tidak berhubungan sama sekali dengan nama-nama alam. 
Sebab penekanannya adalah pada tanzih Tuhan secara 
absolut. Ibnu ‘Arabi mengatakan: 

Nama-nama yang menuntut tanzih adalah nama-nama 
yang dituntut dzat karena diri-Nya. Sedangkan nama-
nama yang menuntut tasybih, adalah nama-nama yang 
dituntu oleh dzat karena keadaan-Nya sebagai Tuhan. 
Nama-nama tanzih adalah seperti Yang Maha Kaya, 
Yang Maha Esa, dan semua nama-nama yang dimiliki 
oleh-Nya. Sedangkan nama tasybih adalah nama-nama 
seperti Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan 
segala sesuatu yang dapat menjadi sifat hamba secara 

 

172Departemen Agama R.I. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: 

Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, 1982), h. 322. 

173Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid II, hal. 34. 
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hakiki dari segi keadaan, sebagai fokus penampakan 
bukan dari segi entitasnya sendiri.174 

Setiap nama-nama Tuhan mengandung dua 
pengertian atau penunjukan (dalalah). Zat Tuhan dan suatu 
pengertian, kualitas atau realitas spesifik baginya yang 
membedakan dengan nama-nama yang lain. Sejauh 
menunjukkan zat Tuhan, nama itu adalah satu dan sama. 
Dari segi penunjukan pertama ini, nama-nama mengandung 
ke-Esaan (ahadiyah). Tetapi sejauh menunjukkan pengertian, 
kualitas atau realitas khas masing-masing, nama-nama itu 
adalah banyak dan beraneka. Dari segi penunjukan kedua 
ini, nama-nama mengandung keanekaan (al-katsrah).175 

Ke-Esaan dan keidentikan nama-nama Tuhan dapat 
dijelaskan dengan mengatakan bahwa Yang Maha Pengasih 
(al-Rahim), Sang Pencipta (al-Khaliq), yang Hidup (al-Hayy), 
Yang Maha Kuasa (al-Qadir),  dan semua nama-nama yang 
lain adalah Allah, yaitu Zat-Nya, karena Dialah yang 
dinamai dengan nama-nama demikian. Sedangkan 
keanekaan dan perbedaan nama-nama Tuhan dapat 
ditunjukkan misalnya dengan mengatakan Allah adalah 
Maha Pengasih tidak sama dengan mengatakan Allah Maha 
Kuasa dan tidak sama pula dengan mengatakan bahwa 
Allah adalah Maha Pengampun. Ketiga nama itu 
menunjukkan arti dan realitas khusus masing-masing nama 
yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. 

 

174Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid II, hal. 57. 

175Kautsar Azhari Noer, Ibnu Arabi: Wahdat al-Wujud dalam 

Perdebatan, hal. 105. 
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meskipun yang dimaksud dengan kesemuanya nama-nama 
itu adalah Allah.176 

Dengan demikian Tuhan yang mewujudkan Diri 
dalam banyak nama dan wajah, bersifat metafisis – inmateri, 
tidak terbatas, bersifat Absolut, melahirkan pemahaman dan 
pemikiran serta visualisasi dan personifikasi tentang Tuhan. 
Namun demikian, setiap ekspresi sungguh-sungguh 
mengenai Tuhan tetap diakomodir-Nya, sehingga 
pengakuan manusia tentang Tuhan sangat beragam sesuai 
dengan persepsi seseorang tentang Tuhannya, dalam 
menangkap elemen-elemen Ilahiah di atas alam raya. Dari 
sanalah, kemudian manusia mengenal hakikat yang 
sesungguhnya.  

 

C. Pandangan Ibn ‘Arabi Tentang Wahyu 

Agama seperti yang telah diutarakan sebelumnya, 
adalah kepasrahan, ketundukan dan ketaatan terhadap 
Tuhan. Sikap pasrah kepada Tuhan tidak saja merupakan 
ajaran Tuhan kepada manusia, akan tetapi diajarkan dengan 
tetap berdasar pada keberadaan manusia sebagai makhluk; 
sehingga pertumbuhan dan perwujudannya pada manusia, 
selalu dari dalam diri manusia, tidak tumbuh dan muncul 
dengan sendirinya, apalagi mau dipaksakan dari luar. 
Ajaran-ajaran Tuhan yang sampai kepada manusia melalui 
Nabi-nabi dan Rasul-rasul yang utusan-Nya, lazim disebut 
dengan wahyu; yaitu berupa kitab suci. Wahyu ini pula 

 

176Kautsar Azhari Noer, Ibnu Arabi: Wahdat al-Wujud dalam 

Perdebatan, hal. 106. 
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menjadi wadah bagi sejarah pengalaman tradisi keagamaan, 
dan sekaligus merupakan inspirasi Ilahi.177 

Dalam agama sesungguhnya, Allah menyapa manusia, 
yaitu dalam wahyu, dan itulah unsur mutlak dalam agama; 
dan manusia menjawab dengan iman (kepercayaan), dan 
itulah unsur yang tidak mutlak. Jawaban dalam iman 
terwujud dalam seluruh dimensi dalam kehidupan agama 
itu, baik dalam pola doa dan beribadah, dalam kehidupan 
dan gaya amalnya, dalam strukturisasi umat, dalam 
perumusan dan sistematika ajarannya, dalam interpretasi 
ketentuan-ketentuan wahyu sebagai hukum agama dan 
seterusnya. Semua unsur itu perlu, karena merupakan 
perwujudan iman yang dituntun oleh wahyu.178 

Bagi Ibnu ‘Arabi wahyu adalah sumber inspirasi 
rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Ia 
adalah penyingkapan tabir pengetahuan potensial dan 
penggugahan kesadaran suci yang sedang tidur dalam hati 
setiap manusia. Apabila tabir terangkut maka “mata” hati 
melihat semua hal yang abadi dan temporal, aktual dan 
potensial,179 sebagaimana halnya Nabi yang menerima 
wahyu, dimulai dari mimpi yang benar. Dari mimpi yang 
benar inilah, kemudian Nabi mengetahui segala hal, baik 
alam gaib maupun alam nyata. Kemudian oleh Ibnu ‘Arabi 

 

177George B. Grose & Benjamin J. Hobbard (ed), The Abraham 

Connection A. Jew, Christian and Muslim in Dialogue (Tiga Agama Satu 

Tuhan), alih bahasa Santi Indra Astuti (Bandung: Mizan, 1998), hal. 13. 

178Frans Magnis Suseno, “Agama: Antara Absolusitas dan 

Relativitas Ajaran”, dalam Agama dan Pluralitas Bangsa, (Jakarta: P3M, 

1992), hal. 50. 

179Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fushush al-Hikam, hal. 133. 
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diistilahkan dengan al-Hikmah Nuriah, yang memancarkan 
cahayanya ke alam khayal.180 

Apa yang diterima oleh seorang Nabi berupa wahyu 
disebabkan karena capaian-capaian spiritual dan 
kematangan rohaniah yang telah dicapai, yang kemudian 
mematangkan kondisi mental dan psikologinya. Sehingga 
apa yang diperoleh seseorang demikian pula oleh seorang 

 

180Ibnu ‘Arabi memakai istilah khayal dalam hal yang berkaitan 

dengan penerimaan wahyu, sebagai lambang untuk memahami realitas 

tersembunyi. Alam ini adalah khayal menurut pengertian ini. Mimpi 

adalah khayal karena alam dan mimpi adalah simbol-simbol dari realitas-

realitas tersembunyi. Karena itu menurut Affifi, ada dua hal yang harus 

dibedakan untuk memahami apa yang dikatakan oleh Ibnu ‘Arabi tentang 

khayal sebagai berikut: 

1. Macam psikologi, yakni kesan-kesan mental yang hanya dilihat di 

dalam dan tidak punya eksistensi yang terpisah dari pikiran. Dari 

kategori ini bisa digolongkan antara lain: mimpi-mimpi, ilusi, dan 

kesan-kesan normal biasa dari keadaan sedang bangun. 

2. Apa yang mungkin dinamakan metafisika, oleh Ibnu ‘Arabi, tanpa 

disertai alasan khayal. Dalam hal ini oleh Ibnu ‘Arabi dibagi menjadi 

dua: (a) Yang dapat dipisah (al-Munfashil), yang terlihat dalam tahap 

imajinasi, karena tidak punya korporealitas eksternal, seperti dalam 

bentuk Jibril yang dilihat oleh Muhammad, dan Iblis yang dilihat 

menggantikan shaf Musa. (b) Yang tidak dapat dipisah-pisah (al-

Muttashil). Ibnu ‘Arabi mengartikan juga sebagai kesan mental biasa 

yang ia bagi dalam bentuk: 

 Kesan yang secara sadar diingatkan kepada pikiran oleh proses 

takhayyul.  

 Kesan yang datang kepada pikiran dengan sendirinya di bawah 

kondisi-kondisi tertentu misalnya mimpi. (A.E. Affifi, A Mystical 

Philosofi of Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, (Filsafat Mistik Ibnu ‘Arabi) alih 

bahasa Syahril Mawi dan Nandi Rahman (Cet. II; Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 1995), hal. 178-198. 
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Nabi sangat ditentukan oleh kesiapan mental spiritual – 
rohani, dan kondisi psikologis bagi yang akan menerimanya. 

Wahyu dalam dimensi eksoterisnya dimungkinkan 
melalui inisiasi ke tingkat yang lebih tinggi dari keberadaan 
manusia. Begitu juga dengan kesadarannya, karena ritus-
ritus yang tepat dan amalan-amalan tradisional, bentuk-
bentuk simbol dan barakah dari wahyu, menyediakan kunci 
bagi manusia untuk mampu membuka pintu ruang batin 
keberadaannya. Demikian pula dengan bantuan seorang 
guru spiritual yang akhirnya mampu mencapai khazanah 
permata makrifat.181 

Meskipun jiwa182 manusia memancarkan cahaya tetapi 
terlalu jauh bergerak dari sifat primordialnya. Juga tidak 
akan mampu menggunakan secara penuh karunia Ilahi bagi 
dirinya. Di sinilah ia membutuhkan wahyu, yang dengan 
sendirinya dapat mengaktualisasikan jiwa dalam diri 
manusia, dan menyediakannya fungsi yang pantas, di mana 
manusia adalah seorang Nabi. Dan ketika jiwanya berfungsi 
dalam dirinya “secara natural” ia akan melihat segala 

 

181Sayyed Hossein Nasr, Knowledge and The Sacred (Pengetahuan 

dan Kesucian), alih bahasa Suharsono (et al.), (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1997), hal. 172. 

182Jiwa, oleh Sayyed Hossein Nasr disebut dengan intelek. Intelek 

adalah Ilahi itu sendiri, dan hanya manusia yang sampai pada tarafnya, 

manusia berpartisipasi di dalamnya, ia adalah substansi dan juga fungsi. 

Ia adalah cahaya dan juga visi. Intelek bukanlah pikiran dan bukan pula 

nalar yang merupakan refleksi intelek terhadap wilayah manusiawi, tetapi 

ia adalah akar dan pusat kesadaran, dan apa yang secara tradisional 

disebut dengan jiwa. (Lihat lebih lanjut Sayyed Hossein Nasr, Knowledge 

and The Sacred, hal. 170. 
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sesuatu secara in-dividis dan memiliki pengetahuan langsung 
tentang karakter suci sepanjang masa.183 

Dalam pandangan Ibnu ‘Arabi, untuk panggilan 
kepada semua Nabi dan Rasul, ia menggunakan istilah al-
awliya (wali), karena menurutnya seorang Rasul dan Nabi 
adalah juga seorang wali yang paling luhur, yang diberikan 
tugas eksternal untuk menyampaikan pesan Tuhan melalui 
wahyu. Dan seorang Nabi juga adalah seorang wali yang 
menonjol di antara wali-wali yang mendapatkan keutamaan 
berdasarkan pada pengetahuan mereka tentang dunia 
spiritual.184 

Kewalian sesungguhnya merupakan basis bagi semua 
pangkat-pangkat spiritual, dan bahkan satu-satunya unsur 
bagi mereka. Menurut Ibnu ‘Arabi istilah al-Auliya 
merupakan suatu atribut Tuhan; karena Tuhan menamakan 
diri-Nya sebagai Auliya,185 dan apabila diaplikasikan istilah 
itu untuk orang, maka istilah auliya hanya berlaku bagi 
mereka yang telah menyadari kesatuan esensial mereka 
dengan Tuhan. Karenanya, istilah auliya lebih umum dari 
pada nubuwwah atau risalah. Kenabian dan kerasulan 
merupakan tingkat-tingkat khusus yang bersifat temporal,186 
sungguhpun demikian dalam kapasitas sebagai wali, nabi 
dan rasul lebih sempurna kewaliannya. Oleh karena itu, 
kewalian dari seorang nabi dan rasul lebih superior dari sisi 
kenabian dan kerasulannya. 

 

183Sayyed Hossein Nasr, Knowledge and The Sacred,hal. 171. 

184Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid II, hal. 364. 

185QS. [41] : 31. 

186Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fushush al-Hikam, hal. 67. 
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Ibnu ‘Arabi memandang semua rasul, nabi dan wali 
berada di dalam satu kelompok yang sama dengan suatu 
unsur umum yang menyatukan mereka semua; unsur ini 
menjadi prinsip aktif dalam semua wahyu dan inspirasi. 
Bahkan lebih jauh, Ibnu ‘Arabi menganggap bahwa semua 
agama sejak dari nabi Adam hingga Muhammad saw. 
merupakan manifestasi-manifestasi temporal –yang 
disesuaikan menurut kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-
keperluan ras manusia pada waktu yang berbeda-beda dari 
suatu agama universal yang ia namakan Islam.187 

Menurut Seyyed Hossein Nasr, manusia merupakan 
kepribadian yang dapat menjadi nabi dan penyampai bagi 
firman-firman Tuhan, karena pewahyuan selalu diberikan 
dalam bahasa rakyat pada siapa Tuhan mengalamatkan diri-
Nya,188 dalam al-Qur’an dikatakan “...dan kami tidak pernah 
mengirimkan seorang utusan kecuali dengan bahasa 
kaumnya yang ia dapat sampaikan (pesan) dengan jelas 
untuk mereka”.189 

Keadaan manusia memberikan partikularitas tertentu 
kepada berbagai pewahyuan kebenaran, sementara jantung 
pewahyuan ini tetap di atas segala bentuk. Dalam 
kenyataannya, manusia dapat melakukan penetrasi ke 
dalam esensi tak berbentuk, melalui inteligensinya yang 
disucikan oleh kewahyuan itu, dan bahkan sampai kepada 
pengetahuan bahwa kebenaran yang tak berbentuk 
dimodifikasi oleh bentuk penerimaan menurut 
kebijaksanaan Tuhan. Tuhan di dalam diri-Nya menciptakan 
suatu penerimaan yang dapat menerima pewahyuannya 

 

187A.E. Affifi, A Mystical Philosofi of Muhyiddin Ibnu ‘Arabi,hal. 175. 

188Sayyed Hossein Nasr, Knowledgeand The Sacred, hal. 288. 

189QS. [14]: 4. 
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dalam iklim dan setting yang berbeda.190 Dalam hal ini 
pulalah Ibnu ‘Arabi menegaskan bahwa pencapaian ilmu-
ilmu yang didapatkan bukan karena usaha akan tetapi 
merupakan pancaran langsung dari Tuhan (Manasilun min 
Allah).191 

Hal yang demikian, oleh Schuon diistilahkan dengan 
“wahyu pribadi” yang juga secara langsung berasal dari 
Tuhan, tetapi diberikan kepada orang-orang suci tanpa 
amanat kenabian yang ketat. Setiap kebenaran rohani pasti 
berasal dari prototipe kitab samawi, namun berbeda dengan 
cara turunnya wahyu pribadi, di mana kata-kata harfiyah 
tidak hanya diterima melalui ilham semata-mata, seperti 
yang terdapat di dalam beberapa tulisan para orang suci dan 
bijak, melainkan melalui wahyu dalam pengertian yang 
sesungguhnya, yaitu melalui tindakan Ilahi langsung,192 
sebagaimana yang terjadi pada diri Ibnu ‘Arabi dalam kasus 
kitab Fusus al-Hikam-nya. Menurut beliau, ia terima dan 
dinyatakan sebagai wahyu yang langsung diterima dari 
tangan Rasulullah. Ibnu ‘Arabi mengatakan: 

Amma Ba’du. Sesungguhnya saya melihat Rasulullah 
secara langsung pada sepuluh akhir bulan Muharram 
tahun 627 di Damaskus. Di tangannya terdapat kitab 
Fusus al-Hikam ini, beliau berkata kepadaku ambillah 
kitab ini dan sampaikan kepada manusia agar dapat ia 

 

190Sayyed Hossein Nasr, Knowledge and The Sacred, hal. 176. 

191Dalam Futuhat al-Makkiyah, Ibnu ‘Arabi mengatakan: “Saya 

mendapatkan ilmu dengan cara pencarian langsung dari Tuhan bukan 

dengan usaha”, dapat dilihat dalam Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-

Makkiyah, jilid IV, hal. 560. 

192Fritjof Schuon, Islam in The Perrenial Philosophy (Islam dan Filsafat 

Perennial), alih bahasa Rahman Astuti (Bandung: Mizan, 1993), hal. 75. 
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manfaatkan. Maka saya berkata saya dengar dan saya 
taati demi Allah dan Rasul-Nya.193 

Dengan demikian, wahyu bagi Ibnu ‘Arabi bukanlah 
semata-mata apa yang diberikan Tuhan kepada Nabi dan 
Rasul, akan tetapi wahyu juga memungkinkan didapat oleh 
orang-orang yang telah siap secara kerohanian dan spiritual, 
atau kepada mereka-mereka yang telah dianggap suci. Oleh 
karena itu pula, Ibnu ‘Arabi, menganggap bahwa wahyu 
bersifat universal, dan bersumber dari Tuhan Yang Maha 
Tahu. Demikian pula dengan ajaran yang tercakup di 
dalamnya, sehingga ajaran yang bersumber dari Tuhan, 
walaupun dalam bentuknya terdapat perbedaan, namun 
dari sisi esensialnya, adalah sama, yaitu berisi satu tuntunan 
untuk menghubungkan manusia dengan Tuhannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Fushush al-Hikam, hal. 3. 
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BAB IV 

REFLEKSI KRITIS TERHADAP KONSEP  

KESATUAN AGAMA IBNU ‘ARABI 

 

Konsep kesatuan agama Ibnu ‘Arabi, merupakan satu 
mata rantai yang tidak terpisah dari pemikirannya tentang 
wahdat al-wujud. Ibnu ‘Arabi melihat bahwa segala yang ada 
termasuk agama tidak lain dari penampakan Diri Ilahi 
(Tajalliatu al-Ilahi), di mana segala sesuatu bersumber dari 
“Yang Satu”, Dia-lah yang tampak pada yang zahir Dia pula 
yang tersembunyi, dan segala yang ada adalah sebagai 
penampakan bagi diri-Nya. 

Kesatuan yang tampak (al-Zahir) dan yang tidak 
tampak (al-Batin) adalah kesatuan dua nama dengan sifat 
yang berlawanan dari entitas (ayan) yang satu, karena Tuhan 
menurut Ibnu ‘Arabi tidak mungkin dapat dipahami kecuali 
dengan penyatuan nama-nama yang berlawanan. Ini 
merupakan suatu hukum ontologis yang berlaku bagi 
Tuhan,194 demikian pula dalam melihat agama. Oleh 
karenanya agama bagi Ibnu ‘Arabi, juga tercakup dalam dua 
sifat yang berlawanan, yaitu yang tampak (al-Zahir), 
tercakup dalam aspek eksetoris dan yang tidak tampak (al-
Batin), tercakup dalam aspek esoteris. 

 

 

 

194Kautsar Azhari Noer, Ibnu ‘Arabi: Wahdat al-Wujud dalam 

Perdebatan (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 68. 
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A. Aspek Eksoteris Agama 

Kehadiran agama tidak bisa terlepas dari kehadiran 
manusia sekalipun diyakini, bahwa agama adalah dari 
Tuhan, namun peruntukannya bukanlah untuk Tuhan, akan 
tetapi untuk kepentingan umat manusia. Karenanya agama 
dalam perkembangan ajarannya, walaupun bersifat Ilahiah 
karena bersumber dari Yang Ilahi, namun senantiasa 
berdialogis dan berkompromi dengan nilai-nilai serta 
simbol-simbol yang berkaitan erat dengan nilai-nilai 
kemanusiaan. Institusi iman yang mengarah kepada Tuhan, 
pada gilirannya memantul balik kepada persoalan-persoalan 
yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kemanusiaan. 
Kemudian pada akhirnya melahirkan institusi keagamaan 
yang memiliki dimensi sosiologis horisontal.195 

Tujuan agama sesungguhnya adalah untuk kebaikan 
umat manusia, di mana dalam kehidupan manusia 
senantiasa berdialektika dengan kondisi kehidupan yang 
nyata, karenanya institusi keagamaan juga tidak lepas dari 
persoalan-persoalan nyata dalam kehidupan manusia, baik 
yang mengatur persoalan hubungan manusia dengan 
Tuhannya, persoalan hubungannya dengan sesama 
manusia, maupun persoalan yang mengatur hubungan 
manusia dengan lingkungan sekitarnya. Untuk itulah agama 
bersifat nyata, sifatnya berbentuk formal, dapat diukur 
dengan ukuran yang bersifat kuantitatif, dan pendekatannya 
bisa dilakukan dengan pendekatan yang bersifat empiris. 

 

195Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyu Nafsu, Agama 

Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial, (Jakarta: Paramadina, 1995),        

hal. 89. 
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Aspek eksoterisme agama, adalah pemahaman agama 
yang didasari pada bentuk formal agama, bentuk ini pulalah 
yang membedakan antara satu agama dengan agama yang 
lain. Keberagamaan yang mengendalikan bentuk, tidak 
menjadikan agama satu-satunya sarana untuk penyelamat, 
sungguhpun demikian kebenarannya dapat diterima sebatas 
merupakan derivasi-spiritual dari substansi yang absolut.196 

Setiap bentuk adalah terbatas, dan setiap agama pada 
dimensi eksoterisnya, adalah suatu bentuk. Itu pulalah 
sebabnya bahasa dan perilaku keberagaman sangat kaya 
dengan ungkapan-ungkapan yang bersifat simbolik, 
metaforis, analogis, dan semacamnya. Kesemuanya 
menuntut penyingkapan yang dalam akan makna dan pesan 
hakiki yang ada di baliknya.197 Karenanya, Ibnu ‘Arabi 
dalam melihat bentuk formal dari peribadatan dalam Islam, 
seperti pada perintah berwudhu (bersuci) setiap saat mau 
melaksanakan ibadah shalat, demikian pula dengan 
kewajiban menghadap ka’bah, kesemuanya mengandung 
makna yang dalam, tidak hanya sebatas pembersihan organ 
yang terkena dengan air pada saat berwudhu, akan tetapi 
merupakan simbolisasi dari perintah pembersihan terhadap 
rohani (jiwa) sebelum menghadap kepada Tuhan. Demikian 
pula perintah menghadap ka’bah. Ibnu ‘Arabi mengatakan: 

Sesungguhnya hamba diperintahkan untuk 
menghadap kepada Tuhan dengan hatinya, pada saat 
ia shalat, bahkan di dalam semua gerak dan diamnya. 

 

196Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyu Nafsu, Agama 

Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial, hal. 90. 

197Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyu Nafsu, Agama 

Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial, hal. 56. 
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Tidak ada yang dilihat kecuali, hanya Allah, baik pada 
saat di dalam shalatnya maupun di luar shalatnya.198 

Aspek eksoterisme memberikan identitas secara 
spesifik terhadap agama, dan lebih dari itu, ketika substansi 
telah terlembagakan, ia menuntut penolakan secara tegas 
dan keras terhadap agama lain. Hal demikian, tidak dapat 
dihindari, karena setiap wahyu dari agama yang lahir 
kemudian selalu menolak agama sebelumnya. Ini sangat 
logis sebagai pembenaran bagi agama yang bersangkutan. 
Karena itu, aspek eksetoris suatu agama merupakan hal 
yang sudah menjadi kehendak Ilahi.199 Namun demikian 
menurut Shcuon,200 penolakan terhadap agama sebelumnya 
oleh wahyu hanya sebatas pada bentuk-bentuk agama, 
bukan pada tahapan substansinya, itupun tidak didasarkan 
pada penilaian atas bentuk agama tertentu secara 
keseluruhan, melainkan hanya pada beberapa aspek khusus 
yang bersifat negatif, yang muncul disebabkan oleh 
kemerosotan sebagian bentuk agama yang bersangkutan. 

Ketika substansi agama hadir dalam bentuk terbatas 
kepada pemeluknya, maka sesungguhnya agama pada 
waktu yang sama bersifat universal dan sekaligus partikular. 
Dalam konteks inilah setiap agama memiliki satu bentuk 
dan satu substansi. Bentuk agama adalah relatif, namun di 
dalamnya terkandung muatan yang bersifat substansial dan 

 

198Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, Jilid III (Bairut: 

Daru Shadir, t.th.), hal. 405. 

199Fritjof Schuon, The Transendent Unity of Religions, (Titik Temu 

Agama-Agama), alih bahasa Saefuddin Bahar, (Jakarta: Obor, 1995),      

hal. 10. 

200Frithjof Schuon, Islam and The Perennial Philosophy, (Islam dan 

Filsafat Perennial), alih bahasa Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1996), 

hal. 17. 
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mutlak. Akan tetapi, dalam wujud eksoterisnya suatu agama 
berbeda dengan agama yang lainnya, karena setiap agama 
selalu otentik dengan kehendak zamannya. Semua agama 
yang pernah hadir, baik agama Yahudi, Kristen, Islam, 
adalah otentik dengan kehendak zamannya dan benar 
adanya.201 

Di sini pulalah letak pentingnya dimensi eksoteris 
agama, di mana agama tanpa dimensi eksoterisnya, akan 
kehilangan relevansi dan daya emansipasinya bagi manusia 
dalam membangun peradaban dan dalam mengatasi 
berbagai persoalan hidup yang bersifat empiris 
institusional.202 Persoalan eksoteris dari agama-agama 
menjadi suatu hal yang tidak kalah pentingnya bagi Ibnu 
‘Arabi dalam bangunan ajaran tasawufnya, karena dari 
sinilah kemudian, seseorang mampu melihat dan merasakan 
kedalaman suatu lautan setelah ia terjun dan menyelaminya 
sampai ke dasarnya. 

Bagi Ibnu ‘Arabi, seseorang yang akan menyelami 
kedalaman suatu ajaran dalam rangka menempuh jalan 
spiritual untuk sampai kepada hadrat ke-Tuhanan, ia harus 
tekun dan benar-benar mempersiapkan dirinya dengan 
berawal dari keseriusannya mengerjakan dan mendalami 
ajaran-ajaran yang bersifat formal. Hal yang demikian itu, 
menurut Ibnu ‘Arabi merupakan pintu awal bagi seseorang 
untuk menuju jalan yang bisa membawa dirinya sampai 
kepada Tuhan. Lebih jauh, Ibnu ‘Arabi mengatakan: 

 

201Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyu Nafsu, Agama 

Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial, hal. 54. 

202Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyu Nafsu, Agama 

Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial, hal. 69. 
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...yang mula-mula wajib atas kamu ialah menuntut 
ilmu yang bisa kamu gunakan untuk perjalananmu 
adalah kesucian (thaharatuka), shalatmu, serta 
taqwamu, serta apa yang diwajibkan oleh Tuhan 
terhadapmu, khususnya untuk kamu cari dan pelajari. 
Tidak usah kamu tambah dari itu. Itulah yang menjadi 
pintu awal dari suluk-mu (perjalananmu) menuju 
kepada Tuhan.203 

Aspek eksoteris agama menurut Amin Abdullah, lebih 
tepat dengan perkataan yang bersifat historis-empiris. Model 
pendekatan ini, meskipun mempunyai kelemahan di sana-
sini, namun dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan 
masukan yang cukup berharga, terutama untuk memperoleh 
kajian “aspek prilaku” keberagamaan manusia secara 
historis-empiris.204 

Dalam kenyataan empiris, aspek eksoteris agama 
merupakan perjalanan historis dari esensi agama yang 
bersifat esoteris. Dalam setiap agama akan selalu ditemukan 
kebenaran universal. Sekalipun masing-masing agama 
memiliki bahasa dan bungkusannya yang berbeda-beda. 
Oleh karena perbedaan bungkus inilah, maka kesulitan, 
kesalahpahaman, dan perselisihan antar pemeluk agama 
seringkali muncul ke permukaan. Munculnya agama dengan 
wajah dan ragam bahasa yang berbeda bagi pemeluknya 
lebih disebabkan karena kecenderungan masing-masing 
pemeluk agama melihat perbedaan ketimbang persamaan 
yang ada, karena kesetiaan terhadap imannya serta 

 

203Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Risalah al-Anwar Fima Yamnahu Shahibu 

al-Khalwat min al-Asrar, (Cet. I; Mesir: Al-Matbaah al-Jamaliyah Beiharat 

al-Rum, 1914), hal. 13. 

204M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 12-13. 
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kebenaran agama yang diyakini, dengan mendasarkan diri 
pada pengetahuan dan tradisi yang dimilikinya.205 

Dalam perspektif eksoteris, tuntutan untuk 
mempercayai semua agama, dan tidak mengikatkan dirinya 
kepada satu keyakinan agama tertentu, dalam kenyataannya 
tidak mungkin dipertahankan kecuali dengan cara-cara yang 
nisbi.206 Bahkan dalam pandangan yang ekstrim, akan 
menyatakan dirinya sebagai satu-satunya pandangan yang 
paling absolut, atau paling tidak merupakan puncak dari 
keselamatan yang ada, walaupun dengan tidak menegasi 
keselamatan agama lain. Sebab sudut pandangan eksoteris 
hanya menyangkut kepentingan pribadi, dan keselamatan 
diri sendiri, serta menganggap tidak ada gunanya 
mengetahui kebenaran dari bentuk agama lain.207 Ide 
tentang keragaman bentuk agama tidak memberi manfaat 
dan tidak menguntungkan, khususnya bagi usaha mencari 
keselamatan pribadi. Hal ini menunjukkan kenisbian bentuk 
itu sendiri, walaupun memang bentuk tersebut mutlak 
diperlukan bagi keselamatan peribadi. 

Statemen Ibnu ‘Arabi yang dapat menerima semua 
bentuk dari agama-agama,208 merupakan suatu hal yang 

 

205Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyu Nafsu, Agama 

Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial, hal. 70. 

206Fritjof Schuon, The Transendent Unity of Religions, hal. 17. 

207Budi Munawar Rahman, “Menguak Batas Dialog Antar Agama”, 

dalam Ulumul Qur’an. Nomor 4 Volume IV, 1993, hal. 14-15. 

208Dalam Tarjuman al-Asywak, Ibnu ‘Arabi mengatakan: “Dulu saya 

tidak suka kepada temanku, karena agamaku tidak sama dengan 

agamanya. Sekarang hatiku telah menerima semua bentuk, pandangan 

hijau pengembalaan, atau biara orang Kristen. Biara tempat rahib, Ka’bah 

orang naik haji. Meja tempat menaruh Taurat atau Al-Qur’an. Agamaku 
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tidak dimungkinkan jika dilihat dari sudut pandang 
eksoteris, karena agama dalam aspek eksoteris, perpaduan 
antara bentuk agama yang satu dengan agama lain 
merupakan hal yang tidak dimungkinkan, sebagaimana 
tidak dimungkinkannya bagi seseorang meyakini dua 
keyakinan yang berbeda dalam dirinya. 

Sudut pandang eksoteris dapat berakhir dengan 
sendirinya, dengan meniadakan dirinya sendiri, jika aspek 
esoterisme tidak lagi diresapi kehadirannya dalam dirinya. 
Sebab esoterisme, sesungguhnya merupakan pancaran sinar 
dan tabir bagi esoterisme. Oleh karena itu, agama yang 
menolak kenyataan metafisik rohani dan kemudian 
mengkristal dalam dogmatisme lahiriah, akan 
menumbuhkan “kekafiran” yang tidak dapat dielakkan.209 
Kemerosotan terjadi dalam dogma, jika disebut dari dimensi 
rohaninya, kemudian menghantamkannya kembali dari luar 
dalam bentuk penolakan bid’ah dan ateisme. 

Ibnu ‘Arabi melihat agama tidak hanya berhenti pada 
aspek eksoteris dari agama-agama, akan tetapi berupaya 
melampaui batasan eksoteris untuk mendapatkan aspek 
esoteriknya. Ia berupaya mempelajari dan mengkaji secara 
mendalam perincian-perincian khusus pada agama-agama 
lain, dan mencoba merinci makna universal yang tertutup 
dalam susunannya yang eksternal, dengan sepenuh 
kemampuan yang dapat ia lakukan.210 

 

adalah agama cinta. Dikutip dari Seyyed Hossein Nasr, Living Sufism 

(Tasawuf Dulu dan Sekarang) alih bahasa Abdul Hadi MW. (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 1991), hal. 175. 

209Frithjof Schuon, The Transendent Unity of Religions, hal. 11. 

210Seyyed Hossein Nasr, Three Muslim Sages (Cambridge: Harvard 

University Press, 1969), hal. 120. 
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Dalam pandangan Ibnu ‘Arabi tentang konsep 
universalitas agama, ia melihat bahwa dari agama-agama 
yang ada; Islam adalah agama yang bersifat universal.211 
Dalam konsep universalitas agama, sedikit banyaknya 
menyangkut aspek lahiriah, dengan sendirinya masih 
diliputi segala macam unsur yang bersifat historis dan 
geografis. Oleh karena itu, Frithjof Schuon menganggap 
bahwa pandangan tentang keuniversalan Islam sebagai hal 
yang membingungkan,  karena semua agama-agama adalah 
benar, maka setiap bentuk agama dalam aspek tertentu, 
tidak lebih tinggi dari bentuk agama lainnya. Kriteria inilah 
yang menjadikan alasan kuat bagi keberadaan agama yang 
bersangkutan. Siapapun yang berbicara atas nama 
agamanya sendiri selalu menyadari ciri agamanya di dalam 
benaknya, dan bahkan menganggap bahwa agama yang 
dianutnya adalah agama yang paling benar dan bersifat 
universal,212 dan bahkan pemeluk agama lebih cenderung 
terkondisikan oleh keyakinan agama yang dianut. 

Pengakuan akan adanya kebenaran pada bentuk 
agama yang dianut oleh penganutnya harus tetap 
dipertahankan. Akan tetapi, pengakuan semacam ini harus 
juga memberi tempat pada bentuk agama lain juga sebagai 
kebenaran yang diakui secara mutlak oleh pemeluknya. 

 

 

 

211Ibnu ‘Arabi menganggap bahwa agama yang bersifat universal 

adalah agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang dianut oleh 

semua Nabi dan Rasul yang diutus sejak dari Nabi Adam sampai kepada 

Nabi Muhammad. Untuk selanjutnya lihat Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, 

Fushush al-Hikam, (Mesir: Babi al-Halabi, 1964), hal. 3. 

212Fritjof Schuon, The Trancendent Unity of Religions, hal. 38. 
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B. Aspek Esoteris Agama 

Setiap agama memiliki satu bentuk dan satu substansi. 
Bentuk agama sangat terikat dan terbatas, sebatas agama 
yang bersangkutan, dan hal ini bersifat relatif (seperti yang 
telah diutarakan pada pembahasan sebelumnya). Sedangkan 
substansi agama mempunyai hak-hak yang tidak terbatas, 
sebab ia lahir dari Yang Maha Mutlak. Pernyataan yang 
dibuat oleh agama dalam pengertian substansi bersifat 
mutlak. Akan tetapi di luar –dalam pengertian bentuk dan 
seterusnya pada tingkat kemungkinan manusiawi. 
Pernyataan-pernyataan tersebut bersifat relatif, jika 
metafisika dianggap tidak cukup mampu membuktikannya. 

Setiap bentuk adalah batas dan setiap agama di 
luarnya adalah satu bentuk, sedang sifat kemutlakan yang 
dimilikinya hanya ada dalam esensi hakiki dan 
supraformalnya saja.213 Dalam tradisi agama telah 
membuktikan, bahwa seorang sufi bernama Ibrahim bin 
Adham berguru kepada seorang petapa beragama Kristen, 
dan masing-masing tetap berpegang pada agamanya 
masing-masing. Demikian pula Sayyid Ali al-Hamdani, 
yang memainkan peran menentukan dalam mengubah 
Kasmir menjadi Islam, ketika mengenal Lalla Yogisvari, 
seorang Yogini wanita cantik dalam kalangan Hindu, dari 
lembah Kasmir. Kedua orang suci ini saling menghormati 
antara satu dengan yang lainnya, meskipun berbeda agama, 
dan pada tingkat tertentu dapat saling berguru dan 
mempengaruhi satu sama lain.214 Semua ini menunjukkan 
bahwa sifat kemutlakan dalam agama terletak pada dimensi 

 

213Frithjof Schuon, Islam and The Perennial, hal. 28. 

214Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyu Nafsu, Agama 

Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial, hal. 57. 
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dalamnya, dan hal ini dapat diwujudkan pada aspek esoteris 
dari agama-agama, sebab sesungguhnya kebenaran agama 
terletak dalam esoteris yang disebut (The Heart of Religion), 
dan realisasinya sebagai (The Religion of the Heart).215 

Walaupun menurut pengertian dan hakikat dari 
esoterisme dimaksudkan untuk suatu elit intelektual yang 
dengan sendirinya terbatas jumlahnya, namun tidak dapat 
disangkal terdapat berbagai organisasi kerohanian yang 
sepanjang zaman mempunyai anggota cukup banyak. Hal 
yang demikian ini disebabkan oleh pancaran rahmat dalam 
esoterisme meluas, karena universalitas esoterisme itu 
sendiri, sampai ke seluruh lingkup peradaban tradisional, 
dan tidak terkungkung dalam batas-batas formal tertentu 
saja. Ibarat cahaya, yang pada dirinya sendiri tidak 
berwarna, tidak terbatasi dan terkungkung pada suatu 
benda tembus cahaya saja.216 

Dalam hubungan antara satu agama dengan agama 
lainnya, walaupun dengan pandangan eksoteris sukar 
dipahami karena terbentur dan tertutup oleh bentuk formal 
agama. Akan tetapi, dari sisi kehidupan rohani dalam 
pandangan esoteris tidak boleh dianggap tergantung pada 
pengetahuan historis atau geografis belaka atau informasi 
“ilmiah lainnya”, karena dapat dikatakan bahwa 
universalisme esoteris sebetulnya tidak lain adalah 
terbukanya kemungkinan bagi penerapannya, walaupun 
tergantung dengan kondisi dan situasi yang memungkinkan 
untuk itu. 

 

215Budi Munawar Rahman, “Menguak Batas-Batas Dialog Antar 

Agama”, dalam Ulumul Qur’an, Nomor 4 Volume IV, 1993, hal. 9. 

216Fritjof Schuon, The Trancendent Unity of Religions, hal. 36. 
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Dengan kata lain, universalisme hanya bisa 
diwujudkan setelah terjadinya kontak dengan peradaban 
lain, walaupun tentu saja tidak ada aturan yang tegas 
mengatur hal ini. Akan tetapi, dalam berbagai fakta telah 
menunjukkan bahwa diterimanya suatu bentuk agama asing 
tertentu oleh seorang esoteris dapat berbeda-beda antara 
satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, mustahil 
merumuskan secara pasti unsur-unsur yang menentukan 
terjadinya kontak dengan bentuk agama lain. Yaitu kontak 
yang akan memungkinkan timbulnya pemahaman tentang 
bentuk agama yang bersifat universal.217 

Esoterisme yang secara universal secara intrinsik, 
memang sudah dengan sendirinya bersifat universal, dan 
karenanya sangat terbuka, meniscayakan pluralitas 
eksistensi agama. Pluralitas eksistensi agama yang lazim 
disebut dengan eksoterisme agama, karenanya tidak serta 
merta dianggap sebagai suatu kesesatan yang terbentuk, 
melainkan merupakan keharusan penjelmaan historis dari 
esensi agama yang bersifat esoterik. Dalam kondisi ini 
pulalah kebenaran abadi yang bersifat universal, akan selalu 
ditemukan pada setiap agama, walaupun masing-masing 
tradisi dalam setiap agama memiliki bahasa dan bentuk 
pelaksanaan ibadah yang bersifat formal terkemas dalam 
bungkus yang berbeda-beda.218 

Dalam masyarakat majemuk sangat mungkin terjadi 
dua orang secara eksoterik berbeda agama, tetapi secara 
esoterik tingkat religiusitasnya sama. Dan sebaliknya, dua 
orang yang secara eksoterik mengakui satu agama, akan 

 

217Fritjof Schuon, The Trancendent Unity of Religions, hal. 39-40. 

218Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyu Nafsu, Agama 

Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial, hal. 69-70. 
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tetapi secara eksoterik memiliki perbedaan penghayatan 
yang jauh, sehingga dalam kehidupan keberagamaan sering 
terjadi, dua orang yang secara eksoterik agamanya berbeda, 
tetapi keduanya bisa bersahabat dan bekerja sama (seperti 
pada kisah yang disebutkan di muka). Dan sebaliknya, 
dalam kehidupan beragama dalam masyarakat, mungkin 
secara eksoterik berada dalam satu agama dan keyakinan, 
namun di antara mereka bisa saling mengancam dan 
menyalahkan, bahkan sampai kepada pengkafiran antara 
satu dengan yang lainnya. 

Dengan mengacu kepada pengalaman dalam 
kehidupan beragama, agar tidak terjadi kesalahpahaman 
antara pemeluk agama, demikian pula antar interen agama, 
Ibnu ‘Arabi dalam melihat persoalan tersebut lebih 
menekankan pada aspek substansial dari agama, tidak 
melihat agama dari aspek eksoteriknya belaka, tetapi lebih 
menitikberatkan pandangannya pada yang bersifat esoteris. 
Dari sini kemudian ia melihat agama pada esensinya hanya 
satu, dengan konsepnya tentang wahdat al-Adyan (kesatuan 
agama). 

Dalam hal ini, Ibnu ‘Arabi berupaya men-
transendensikan dunia rupa dan bentuk, dan mengembara 
dari keanekaan kepada kesatuan, dari yang khusus kepada 
yang universal. Ia meninggalkan yang banyak demi yang 
tunggal. Melalui proses ini, ia memperoleh tentang yang 
satu dalam yang banyak. Baginya, segala bentuk menjadi 
semu, termasuk bentuk-bentuk formal keagamaan, sehingga 
terbukalah baginya asal yang unik, yakni pengukuhan 
paling universal terhadap hikmah abadi yang berada di 
jantung semua agama.219 

 

219Seyyed Hossein Nasr, Living Sufism, hal. 174. 
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Menurut Seyyed Hossein Nasr, kesatuan agama 
ditemukan, pertama dan terutama dalam yang Mutlak ini 
sekaligus. Kebenaran dan realitas dan awal semua wahyu 
dan kebenaran. Ketika sufi mengklaim bahwa doktrin ke-
Esaan adalah unik (al-tawhid al-wahidi), mereka sedang 
menegaskan yang fundamental ini, tetapi sering merupakan 
prinsip. Hanya pada tingkat yang Mutlak, ajaran agama-
agama itu sama, namun di bawah tingkat ini ada hubungan 
tatanan yang paling mendalam, bukan identitas agama-
agama yang berbeda seperti berbagai bahasa yang 
menjelaskan kebenaran yang unik itu. Ketika ia 
memanifestasikan dirinya dalam dunia yang berbeda 
menurut kemungkinan dan pola dasar batinnya, tetapi 
sintaksis dari bahasa ini tidaklah sama. Namun, karena 
setiap agama berasal dari Yang Benar, segala sesuatu dalam 
agama tersebut yang diwahyukan oleh Logos adalah suci, 
harus dihormati dan dihargai, keberadaannya diterangkan, 
daripada dikesampingkan dan direduksi menjadi tidak 
berarti, atas nama semacam universalitas yang abstrak.220 

Setiap agama berisi doktrin dasar, meliputi antara 
perbedaan kebenaran dan kesalahan, atau realitas dan ilusi, 
dan sebuah jalan yang memungkinkan manusia menyatakan 
dirinya dengan Yang Real. Lebih dari itu, walaupun suatu 
agama mungkin menekankan cinta, yang lain pengetahuan, 
dan yang lain kemuliaan, dan yang lain lagi pengorbanan 
diri. Semua unsur utama dari agama tersebut harus berada 
dalam satu jalan, atau lain, yang memanifestasikan dirinya 
dalam suatu tradisi yang integral. Karena dari titik pandang 
agama, manusia pada prakteknya hanya dapat mengikuti 

 

220Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and The Sacred, (Pengetahuan 

dan Kesucian), alih bahasa Sumarsono (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

kerjasama CIIS, 1997), hal. 337. 
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satu agama, dan satu jalan spiritual, yang dalam waktu yang 
sama, orang itu bagi agama itu dan jalan itu.221 Untuk itu, 
konsep tentang kesatuan transenden agama-agama Ibnu 
‘Arabi yang lebih dikenal dengan konsep kesatuan agama, 
(seperti yang telah diuraikan di muka), suatu hal yang tidak 
mungkin bisa terjadi, sekalipun tidak dipungkiri bahwa 
dalam tahap esoteris, semua agama akan sampai pada 
tingkat spiritual yang sama dengan agama yang lainnya, 
yaitu sampai kepada Tuhan, dengan melalui jalan dan 
caranya masing-masing. 

Universalitas kebenaran, seperti yang terdapat di 
dalam wilayah-wilayah yang berbeda dari dunia bentuk 
adalah satu hal, dan keberadaan aktualnya yang berarti 
pencapaian akses terhadap kebenaran itu dalam momen 
waktu dan ruang tertentu adalah hal lain. Dalam berbagai 
kasus, dari sudut pandang inisiatif, kenyataannya adalah 
jalan yang memilih manusia bukan manusia yang memilih 
jalan, penampilan apa saja mungkin nampak di bawahnya 
dan perspektif pencariannya. Untuk memahami fenomena 
agama-agama yang berbeda, bisa dilihat dalam berbagai 
unsur terutama hal yang berkaitan dengan apa yang 
dinamakan “kebenaran dan kehadiran”,222 yang menjadi ciri 
semua agama. 

 

221Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and The Sacred, hal. 340-341. 

222Dalam jiwa manusia, unsur “kebenaran” diwakili oleh 

pengetahuan dan unsur “kehadiran” oleh kebajikan; pengetahuan 

berdasarkan pada akal, dan kebajikan pada kekuatan kehendak. 

Pengetahuan sepenuhnya dikarenakan adanya usaha tertentu dari 

kehendak. Dan sebaliknya, terbukti bahwa akal yang diterapkan secara 

baik dapat melahirkan atau menguatkan kebajikan. Karena akal 

menguraikan secara gamblang kepada kita sifat kehendak dan kebutuhan 

kita akan kebajikan. Dan juga sama jelasnya bahwa kebajikan pada 

gilirannya dapat meningkatkan pengetahuan. Dengan kata lain, kita 
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Setiap agama yang integral harus memiliki semua 
elemen itu. Ia harus memiliki kebenaran yang 
membebaskan, menyelamatkan dan kehadiran yang 
menarik dan mentransformasikan, dan berlaku sebagai 
sarana pembebas dan penyelamat. Harus diingat bahwa  
komponen fundamental agama itu tidak didapatkan dalam 
cara yang sama dalam setiap tradisi. Pengetahuan prinsipil 
melukiskan kunci-kunci tersebut dari kekayaan yang tidak 
dapat dilihat, dari intelek dan menerapkannya pada dunia 
bentuk suci yang berbeda.223 

Pengetahuan yang demikianlah yang dapat 
menjelaskan keserbaragaman dari bentuk-bentuk suci dan 
makna, tanpa harus lenyap dalam hutan keserbaragaman 
ini, atau mereduksinya menjadi sesuatu yang lain dari 
bentuk yang suci itu, sehingga menghancurluluhkan 
signifikansi batinnya. Karenanya, orang yang akan 
menerobos masuk ke dalam makna batin suatu bentuk, tidak 
mungkin bisa dilakukan, kecuali dengan melalui esoterisme. 

 

mengenal realitas metafisika, bukan hanya melalui apa yang kita pahami 

atau mengerti, melainkan kita mengenal realitas metafisika, bukan hanya 

melalui apa yang kita pahami atau mengerti, melainkan juga lewat apa 

yang kita inginkan, dan karenanya lewat diri kita sendiri. Pengetahuan 

kita tentang Tuhan tidak mungkin didapat selain dari Tuhan sendiri. Dan 

Tuhan adalah ke-Agungan dan keindahan. Keindahan dari obyek hanya 

dapat dipahami sepenuhnya oleh keindahan dan subjeknya. Realitas 

universal sekaligus bersifat geometris, yaitu “abstrak”, atau tidak 

terbandingkan, dan “kongkret” atau dapat disamakan transenden dan 

immanen. Kebenaran adalah seperti api membakar habis dunia kejadian, 

dan hanya meninggalkan substansi yang tidak dapat disentuh. Sedangkan 

“kehadiran”, sebaliknya menjadikan substansi yang sama dapat disentuh 

melalui kejadian-kejadian yang terlihat yang mengungkapkannya sesuai 

dengan berbagai bentuk yang tidak terhitung jumlahnya.(Fritjhof Schuon, 

Islam and The Perennial, hal. 23-24. 

223Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and The Sacred, hal. 346-347. 
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Namun tidaklah berarti, bahwa hanya pengikut esoteris 
yang serius yang dapat melakukan studi antar agama dalam 
tingkat yang paling dalam tanpa mengorbankan eksoterisme 
atau keyakinan dan “kemutlakan” yang dianggap hina oleh 
agama tertentu.224 

Seorang bijak dan gnostik akan menjadi orang yang 
sempurna untuk memilih dialog antar atau interen pemeluk 
agama, jika saja itu ada. Bahkan boleh dikatakan bahwa 
pemahaman agama secara total dan keharmonisan yang 
sempurna, serta persatuan agama dapat diperoleh, 
sebagaimana halnya yang diperoleh oleh Ibnu ‘Arabi 
dengan pahamnya tentang wahdat al-adyan (kesatuan 
agama). 

Agama memiliki dua bentuk, bentuk lahir bersifat 
eksoteris dan bentuk hakiki terdalam bersifat esoteris. Oleh 
sebab itulah agama dapat dikaji, baik dalam perwujudan 
lahiriahnya maupun pada hakikatnya, yang membawa 
kepada kesatuannya yang terdalam. Segala sumber realitas, 
karenanya juga sumber agama, adalah Tuhan Yang Maha 
Tunggal. Selain itu karena hakikat terdalam itu mendahului 
bentuk lahir dan hubungannya dengan tatanan wujud yang 
lebih tinggih, maka yang hakiki inilah bentuk lahir yang bisa 
dipahami. Hanya dengan memperoleh visi kesatuan bisa 
mencapai kesatuan segala yang ada. Demikian pula dengan 
memahami hakikat suatu agama, bentuk lahir dari agama 
dapat dipahami sebagai lambang-lambang, yang dapat 
dipahami lebih dari pada sekedar kenyataan yang kabur.225 

Sejalan dengan hal di atas, menurut Schuon hubungan 
antara eksoterisme dan esoterisme, sama dengan hubungan 

 

224Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and The Sacred, hal. 346. 

225Seyyed Hossein Nasr, Living Sufism, hal. 153-154. 
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antara “bentuk” dan “jiwa”, yang terdapat dalam semua 
ungkapan simbolis. Hubungan ini pasti juga terdapat dalam 
eksoterisme itu sendiri, dan dapat dikatakan bahwa kaum 
rohaniawan yang dapat memahami tingkat kebenaran yang 
murni dan utuh. “Jiwa” adalah isi supra formal dari 
“bentuk” yang berhubungan dengan hal yang bersifat lahir 
(apa yang tertulis), dan selalu memperhatikan 
kecenderungan melampaui batasan-batasan formal. Sebab 
itulah, memberi kesan seolah-olah bertentangan dengan 
bentuk luarnya. Atas dasar inilah Schuon lebih lanjut 
mengatakan: 

...kita perlu memandang setiap penyesuaian kembali 
dari agama, dan karena itu, setiap wahyu, sebagai 
suatu pemenuhan fungsi esoterisme dalam 
hubungannya dengan bentuk agama yang 
mendahuluinya. Misalnya, agama Kristen relatif 
bercorak esoteris dalam hubungannya dengan agama 
Yahudi dan Kristen... Akan tetapi hubungan esoteris 
antara Yahudi dan Kristen lebih langsung sifatnya, 
dibandingkan dengan hubungan esoteris antara Islam 
dan Yahudi-Kristen, karena atas nama “jiwa” tersebut. 
Islam mendobrak berbagai bentuk agama yang 
mendahuluinya, dan agama Kristen mendobrak agama 
Yahudi dan bukan sebaliknya.226 

Pemahaman tentang kesatuan agama Ibnu ‘Arabi, 
tujuan akhirnya adalah pendewaan manusia melalui 
penyadaran terhadap yang terbaik yang ada dalam dirinya 
sendiri melalui pemahaman terhadap kesatuan esensialnya 

 

226Frithjof Schuon, Islam and The Perennial, hal. 120. 
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dengan Realitas Tunggal yang merupakan keseluruhan.227 
Kesatuan yang demikian menurut Schuon, hanya mungkin 
dimengerti bila pertama-tama diakui adanya kesamaan 
substansi antara asas ontologis yang terdapat dalam semua 
bentuk teisme dan tatanan perwujudannya. Kesatuan tadi 
merupakan suatu konsepsi yang mengandaikan adanya 
paham substansial tentang “ada”, dan karena itu keliru, 
demikian pula mengacaukan kesamaan hakiki antara 
perwujudan dan “ada” dengan suatu kesamaan 
substansial.228 

Paham tentang Tuhan tidak lebih dari sekedar 
konsepsi tentang substansi universal, dan karena itu sama 
sekali tidak menyangkut asas ontologis. Jika Tuhan 
dipahami sebagai kesatuan primordial, yakni ada yang 
Murni, tidak ada sesuatupun yang secara substansial sama 
dengan-Nya.229 

Untuk itulah, maka perlu dikedepankan keseimbangan 
antara dua aspek Ilahi, yaitu keadilan dan rahmat Allah 
yang merupakan hakikat wahyu yang diberikan kepada 
Nabi Muhammad, yang dalam hal ini sama dengan wahyu 
yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Jika wahyu agama 
Kristen menyebut dirinya lebih unggul dari wahyu yang 
diturunkan kepada Musa as. itu, karena rahmat Allah pada 
dasarnya, dan secara ontologis “lebih dahulu ada” dari 
keadilan Allah. Monoteisme yang diwahyukan kepada Nabi 
Ibrahim, mempunyai keseimbangan sempurna antara 

 

227A,E, Affifi, A. Mistical Philosophy of Muhyiddin Ibnu ‘Arabi (Filsafat 

Mistik Ibnu ‘Arabi) alih bahasa Sjahrir Mawi dan Nandi Rahman, (Jakarta: 

Gaya Media Pratama, 1995), hal. 209. 

228Frithjof Schuon, The Transendent Unity of Religions, hal. 43. 

229Frithjof Schuon, The Transendent Unity of Religions, hal. 144-145. 
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esoterisme dan eksoterisme, dan sampai tahap tertentu 
mempunyai kesamaan primordial, walaupun masalahnya di 
sini hanya menyangkut primordialitas dalam hubungannya 
dengan sejumlah agama bangsa semit.230 

Setiap agama merupakan suatu adaptasi, dan adaptasi 
mengandung pengertian adanya pembatasan. Jika berbagai 
agama metafisik murni merupakan suatu adaptasi, demikian 
pula halnya dengan agama eksoteris, yang merupakan 
serangkaian adaptasi demi kepentingan mentalitas yang 
lebih terbatas. Pembatasan perlu ada pada bentuk-bentuk 
agama asli. Jika beragam pembatasan tadi diperlukan demi 
kehidupan agama tersebut. Konsekuensinya, agama-agama 
itu, bagaimanapun juga akan terbatas, bahkan simbol-simbol 
sucipun demikian halnya, karena hanya hakikat yang tidak 
berhingga, abadi, dan karenanya, yang Adi Kuasa harus 
dinyatakan, melalui sinar-Nya yang dipancarkan melalui 
beragam bentuk tadi.231 

Dengan demikian, setiap agama punya keterbatasan, 
apalagi yang berhubungan dengan yang lainnya, baik dalam 
bentuk eksoterisnya, maupun dalam bentuk esoterisnya. 
Oleh karenanya dalam pencapaian esensi dari agama, 
sekalipun yang dituju adalah sama, yaitu apa yang dianggap 
“Tuhan”, namun “jalan” yang mengantar masing-masing 
pemeluk agama bisa berbeda antara satu dengan yang 
lainnya, karena beragamnya yang menampung dan 
menerima pancaran cahaya-Nya. 

Menurut M. Amin Abdullah, untuk pencapaian 
terhadap esensi yang terdalam dari agama, tidak mesti 
hanya dengan tasawuf, walaupun disadari tasawuf sarat 

 

230Frithjof Schuon, The Transendent Unity of Religions, hal. 145. 

231Frithjof Schuon, The Transendent Unity of Religions, hal. 100-102. 
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dengan muatan nilai-nilai spiritual-kerohanian. Karena 
dunia spiritual lebih terkait dengan pengalaman beragama 
(religious experence), yang sebagiannya dalam aspek psikologi 
agama, dan sebagian yang lain erat dengan wilayah etika 
(philosophic ethics). Dalam format seperti ini, dimensi 
religiositas berdasarkan wahyu, tetap mewarnai sentral 
pembahasannya, cuma metodologinya yang berbeda.232 

Tasawuf dalam menggali aspek spiritual agama 
menggunakan zauq sebagai metode pendekatannya,233 
metode seperti ini pula yang dipergunakan oleh Ibnu ‘Arabi 
dalam tasawufnya,234 yang kemudian sangat berpengaruh 

 

232M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 161-162. 

233M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?, 

hal. 163. 

234Bagi Ibnu ‘Arabi, zauq merupakan salah satu bagian terpenting 

dalam perolehan ilmu, sehingga beliau membagi perolehan ilmu dalam 

beberapa tingkatan: 

1. Ilmu akal, yaitu ilmu yang merupakan hasil kerja akal, atau hasil dari 

suatu analisa terhadap sesuatu dalil, dan hasilnya bisa benar dan 

bisa salah. 

2. Ilmu ahwal, yaitu ilmu yang diperoleh lewat zauq, akal tidak mampu 

memberikan suatu batasan. Jalan pengetahuan ini tidak memerlukan 

suatu argumentasi, seperti halnya manisnya gula atau madu, dan 

sebaliknya, pahitnya empedu. Ilmu ini hanya dapat diperoleh 

dengan kekuatan zauq. Apapun yang dirasakan hanya dikecap dan 

dirasakan bagi orang yang merasakannya. 

3. Ilmu al-asrar, yaitu ilmu yang ada dan di atas jangkauan akal, sebab 

ilmu ini dihubungkan dengan ruh al-Qudsi ke dalam hati, hal yang 

demikian hanya diperoleh para Nabi dan Wali. (Muhyiddin Ibnu 

‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, jilid I), hal. 31. Ilmu ahwal bagi Ibnu 

‘Arabi merupakan ilmu yang diberikan Tuhan secara langsung, dan 
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terhadap pemikiran keagamaannya. Pendekatan demikian 
paralel dengan Schleiermacher yang mengajukan “feeling” 
sebagai salah satu komponen keberagamaan manusia, yang 
tidak bisa begitu saja dilewatkan. Hanya saja zauq dalam 
kalangan sufi telah dimanipulir sedemikian rupa sehingga 
dapat mengantarkan pelakunya ke jenjang hulul, ittihad, 
bahkan sampai kepada syathahat, sehingga bukan lagi zauq 
yang berkembang secara wajar.235 

Inti kehidupan spiritual adalah pemahaman subyektif 
manusia. Pengalaman apapun namanya, terutama 
pengalaman beragama benar-benar bersifat individual dan 
subjektif. Meskipun pengalaman itu di sana-sini dapat 
dibentuk oleh lingkungan di mana seseorang itu hidup. 
Namun, orang yang bertempramen tinggi akan mempunyai 
kemampuan mengaktualisasikan dimensi spiritualitasnya 
secara berbeda-beda. 

Kehidupan spiritualitas Islam erat kaitannya dengan 
pemahaman dan penghayatan personal-individu, seperti 

 

terkait erat dengan zauq. Ilmu ini pulalah yang dipakai oleh Ibnu 

‘Arabi untuk menelusuri jalan spiritual, bahkan dalam pencapaian 

makrifat, zauq baginya merupakan jalan utama dan awal bagi 

tajalliyat al-Ilahy. Ibnu ‘Arabi mengatakan: ‘setiap tajalli ada 

permulaannya. Maka zauq itulah merupakan awal dari tajalli” 

(Muhyiddin, Futuhat al-Makkiyah, Jilid II, hal. 548). Bahkan menurut 

al-Gamini, ilmu zauq menjadi landasan utama bagi para sufi yang 

hidup pada abad VI H. dalam penyusunan teori wujud, yang 

merupakan titik tolak bagi ajaran tasawuf pada abad ini (Abu al-

Wafa al-Gamini, al-Madkhal ila al-Tasawuf al-Islamy, (Kairo: Dar al-

Falsafah li al-Nasyar wa al-Tauzi’, 1983), hal. 188. 

235M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?, 

hal. 163. 
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tercermin dari konsepsi ihsan.236 Jika pemeluk agama 
mampu melihat agamanya sebagai kebutuhan spiritual 
individu, dan tidak hanya melihatnya sebatas kebutuhan 
formal institusional, maka penganut agama akan mampu 
mengembalikan nilai-nilai spiritualitas Islam yang sudah 
tercakup dalam syariah ke pangkuan aslinya, yakni 
hubungan personal-individu antara Tuhan dan manusia 
secara langsung. Jika hubungan ini terpenuhi, maka 
konsepsi al-akhlaq al-karimah dalam kehidupan individu dan 
kelompok akan terbawa serta.237 

Untuk membawa agama dari fungsinya yang hanya 
bersifat pribadi ke dalam organisasi untuk mencapai fungsi 
sosialnya, dan menamatkan agama menjadi rahmat bagi 
seluruh alam. Fungsi spiritualitas agama perlu dikaji ulang, 
sehingga agama yang selama ini dipahami terbatas sebagai 
sarana hubungan antara manusia dengan Tuhannya; 
menjadi sebagai agama yang menekankan hubungan antara 
sesama manusia, demikian pula dengan alam sekitarnya.   

 

236Konsepsi Ihsan telah tercermin dalam Hadist Nabi Muhammad, 

dimana Nabi bersabda: “Hendaklah engkau menyembah Tuhanmu se-

olah-olah engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, maka 

yakinlah bahwa Tuhan senantiasa melihat engkau”. (Imam Bukhari, 

Shahih al-Bukhari, Juz I. Beirut: Dar al-Fikri, 1981, hal. 18. Konsepsi Ihsan 

tersebut menggarisbawahi fungsi agama yang sangat personal, individual 

dan sekaligus fungsional, dan bukan institusional. Karena Ihsan seperti 

yang diutarakan oleh Nabi adalah hasil puncak dari pemahaman inter-

relasi dari nilai-nilai lewat diskusi dan kajian-kajian Philosophic ethics. 

Lebih lanjut lihat M. Amin Abdullah,Studi Agama: Normativitas atau 

Historisitas, hal. 170. 

237M. Amin Abdullah,Studi Agama: Normativitas atau Historisitas, 

hal. 171. 
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M. Amin Abdullah,238 memberikan beberapa poin yang 
perlu dipertimbangkan untuk merekonstruksi fungsi 
spiritualitas Islam sebagai berikut: 

1. Doktrin dan ritus-ritus keagamaan yang berdasarkan 
al-Qur’an dan al-Sunnah, harus bermuara kepada 
jalan kehidupan spiritual yang hidup antara individu 
pemeluk agama dengan Allah. 

2. Ajaran dan ritus-ritus keagamaan harus fleksibel dan 
berkembang. Doktrin-doktrin itu harus cukup elastis 
untuk dapat mengakomodir keberanekaragaman 
pengalaman spiritual yang bersifat individual. 

3. Semangat dan kekuatan organisasi yang utama 
hendaknya dipersembahkan untuk kehidupan 
spiritual, bukannya semata-mata ditujukan untuk 
memperkokoh dan memelihara kelembagaan atau 
organisasi keagamaan itu sendiri. 

4. Individu-individu pemeluk agama bisa saja 
berafiliasi bahkan menjadi pengurus sekalipun dalam 
organisasi keagamaan tertentu, tetapi hendaknya 
tidak ada individu atau otoritas yang mempunyai 
kekuasaan spiritual yang mengawasi yang lain. 
Orang beragama dapat bekerja sama dengan 
memperkaya kehidupan spiritualnya secara bersama 
dan sederajat. Karena kekuasaan spiritual yang 
sebenarnya hanyalah Allah Swt. 

Penganut agama, tidak hanya melihat dan meyakini 
agama yang dianut, sebagai suatu hubungan yang bersifat 
vertikal, yang hanya mengatur hubungan diri pemeluknya 

 

238M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?, 

hal. 174. 
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dengan Tuhan, demikian pula kedekatan dengan-Nya. Akan 
tetapi juga bersifat horisontal, yang mengatur hubungan 
antara dirinya dengan sesamanya manusia, demikian pula 
dengan lingkungan sekitarnya. Untuk mendapatkan 
kedekatan dengan Tuhan, tidak semata tergantung pada 
ritual ibadah yang dilakukan, akan tetapi kehidupan 
harmonis dengan sesama manusia, dan bahkan sesama 
makhluk, mengantarkan dirinya bisa lebih dekat kepada 
Tuhan. 

Dengan demikian, kedekatan diri kepada Tuhan 
sebagai wujud dari kesadaran spiritual agama, tidak hanya 
dapat diwujudkan dengan lakon tasawuf, akan tetapi juga 
dengan penyadaran dan pengenalan akan “diri” manusia 
yang sesungguhnya, yang lahir dari kematangan jiwa dan 
rohani manusia. Hal yang demikian tidak menutup 
kemungkinan bisa digapai dengan terapi psikologis. 
Pencapaian tingkat spiritual yang semula sangat personal, 
bisa diarahkan kepada penggembelengan jiwa manusia 
untuk mengenal dan memahami sesamanya manusia, 
termasuk pula alam sekitarnya.  Dengan demikian, agama 
adalah rahmat bagi semua. Di sana pulalah ia tidak melihat 
realitas sebagai sesuatu yang lain dari wujud kehadiran Ilahi 
padanya, dan di sana pulalah ia akan “berjumpa” dengan 
Tuhannya. 

 

C. Konsekuensi dan Implikasi Ajaran Kesatuan 
Agama 

Pemikiran-pemikiran Ibnu ‘Arabi yang ia tuangkan 
dalam berbagai karangannya, baik dalam bentuk manuskrip 
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maupun yang telah diterbitkan dalam bentuk kitab,239 telah 
memberi banyak pengaruh terhadap pemikiran-pemikiran 
Islam, terutama dalam perkembangan tasawuf Islam, 
begitupula terhadap kajian-kajian yang berhubungan 
dengan agama. Hal demikian dapat dilihat dari banyaknya 
tulisan yang mengulas pemikiran Ibnu ‘Arabi, baik yang 
ditulis oleh kalangan ilmuan Islam maupun dari luar Islam, 
dalam berbagai bahasa. 

Menurut Komaruddin Hidayat, pemikiran-pemikiran 
Ibnu ‘Arabi penuh dengan pesona; tetapi juga sekaligus 
menuntut sikap ekstra kritis dan hati-hati untuk 
mengkajinya. Hal ini disebabkan oleh tiga hal utama: 
pertama, buku-buku Ibnu ‘Arabi memasuki wilayah 
pembahasan yang mendasar dalam pemikiran keagamaan 
dan filsafat; yaitu di bidang metafisis-ontologis. Ia 
melakukan ekspolarasi secara kontemplatif dan rasional 
demostratif, tentang hakikat keberadaan Tuhan dan alam 
raya seisinya, dan bagaimanapun manusia harus memahami 
hubungan keduanya. Kedua, berkaitan dengan karakteristik 
“bahasa agama”, yaitu kritik bahasa budaya dipakai dalam 
mengekspresikan pengalaman, penghayatan, komitmen dan 
konsep keberagamaan yang berdimensi metafisis 

 

239Dalam Encyclopedia of Islam, diungkapkan bahwa Ibnu ‘Arabi 

adalah tokoh sufi yang sangat produktif, dan yang paling banyak 

karyanya, di samping beliau termasuk tokoh sufi yang berani dalam 

ungkapan-ungkapannya. Jumlah karyanya sekitar 248-400 buah judul 

karangan. Lihat lebih lanjut pada B. Lewis, VL Manage, Cs, The 

Encyclopaedia of Islam, volume III. Leiden: E.J. Brill, tahun 1971, hal. 708. 

Dari sekian banyak judul karangan, di antaranya sekitar 150 buah judul 

karangan telah disusun katalognya oleh Brockelmen, sekarang ada 

tersebar di berbagai perpustakaan, baik di Timur maupun di Barat. 

Moulvi S.A.Q. Husaini, Ibnu ‘Arabi The Great Muslim Mystic and Thunder. 

Lahore: Kashir, 1931, hal. 50. 
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transendental. Ketiga, figur dan tradisi tasawuf falsafi 
semisal Ibnu ‘Arabi atau pun Suhrawardi, tampaknya 
cenderung di-“curigai”, dan kurang populer di kalangan 
masyarakat Islam Sunni, karena berbagai alasan. Salah satu 
penyebabnya adalah kuatnya tradisi kalam dan fiqhi dalam 
tradisi pemikiran Sunni, sehingga pemikiran reflektif Ibnu 
‘Arabi yang sangat liberal menimbulkan kekhawatiran di 
kalangan ulama Sunni, yang dianggap bisa menggocang 
keyakinan umat.240 

Keberanian Ibnu ‘Arabi dalam memasuki wilayah 
pembahasan yang mendasar dalam pemikiran keagamaan 
dengan memakai  “bahasa agama” dalam mengekspresikan 
pengalaman, penghayatan, komitmen dan konsep 
keberagamaan yang berdimensi metafisis transendental, 
telah membuka pandangan penganut agama untuk bersikap 
inklusif terhadap agama lain yang bukan menjadi 
keyakinannya, dan mengenyampingkan sikap ekslusif 
terutama yang berkaitan dengan persoalan teologis. 

Sikap ekslusif, emosional dan kaku dari pemeluk 
agama-agama menurut M. Amin Abdullah,241 disebabkan 
oleh struktur fundamental bangunan teologis yang terkait 
erat dengan karakteristik sebagai berikut: pertama, adanya 
kecenderungan untuk mengutamakan loyalitas terhadap 
kelompok sendiri yang sangat kuat; kedua, adanya 
keterlibatan pribadi dan penghayatan yang begitu kental 
dan pekat kepada ajaran-ajaran teologi yang diyakini 
kebenarannya; ketiga, mengungkapkan perasaan dan 

 

240Komaruddin Hidayat, “Kata Pengantar”, dalam Kautsar Azhari 

Noer, hal. xiii. 

241M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?,  

hal. 14-15. 
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pemikiran tentang agama dengan menggunakan bahasa 
perilaku, dan bukannya dengan bahasa seorang pengamat. 
Ketiga hal ini memberi andil yang cukup besar bagi 
terciptanya pemikiran yang cenderung mendahulukan 
“truth claim” dari pada berdialog yang jujur dan 
argumentatif. 

Salah satu titik rawan dalam persoalan teologi, adalah 
masalah keimanan kepada Tuhan yang merupakan titik 
awal dan titik akhir dari persoalan keagamaan. Keimanan 
kepada Tuhan adalah dasar yang mendasari keyakinan 
keberagamaan seseorang sekaligus menjadi tujuan dari akhir 
dari keberagamaan. Hal demikian ini menjadi sumber klaim 
atas kebenaran yang diyakini, sekaligus mempertajam 
perbedaan, baik antara interen pemeluk agama, maupun 
antar pemeluk agama. 

Masing-masing pemeluk agama, baik antar agama 
maupun interen agama, meyakini kebenaran persepsinya 
tentang Tuhan sesuai dengan persepsinya terhadap simbol-
simbol ketuhanan. Oleh karena itu, dalam wacana 
ketuhanan tampaknya bahasa simbol yang paling menonjol. 
Di sini pulalah salah satu kelebihan Ibnu ‘Arabi, sebagai 
pemikir Islam yang paling menonjol dan sulit untuk dicari 
tandingannya.242 

Dalam pemikiran tentang Tuhan, Ibnu ‘Arabi telah 
membuka suatu horizon pemikiran tentang Tuhan, yang 
dalam tradisi keagamaan nama-nama Tuhan sangat 
beragam, dan tidak satupun yang memiliki kesucian absolut, 
kecuali Tuhan yang Maha Suci, namun bagi Ibnu ‘Arabi, 
Tuhan Allah sebagai Zat Yang Absolut dan Maha Gaib, 

 

242Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyu Nafsu, Agama 

Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial, hal. 30. 



 

168 Pendahuluan 

sesungguhnya memerlukan nama. Ia mengakui bahwa 
munculnya paradoks tentang Tuhan, ketika seseorang 
mendekati Tuhan, yaitu Tuhan dalam keabsolutan-Nya 
berada di luar konsepsi manusia, sementara manusia tidak 
mungkin terbebaskan dari bahaya konseptualisasi ketika 
berkomunikasi dengan Tuhan, yang ia sebut dengan al-Ilah 
al-Mu’taqad (Tuhan sebagaimana yang dibayangkan dan 
diyakini oleh manusia). 

Dalam perspektif penalaran manusia, menurut Ibnu 
‘Arabi, Tuhan dalam kesendirian-Nya sesungguhnya tidak 
memerlukan nama, tetapi karena Tuhan ingin dikenal, dan 
ingin berdialog dengan manusia, makhluk ciptaan-Nya yang 
paling dibanggakan, maka persoalan nama Tuhan lalu 
muncul dan merupakan bagian dari agenda wacana sejarah 
dalam pemikiran keagamaan. Mengingat manusia lahir dan 
berkembang dalam pluralitas etnis, budaya dan agama, 
maka dijumpai pula pluralitas pemahaman, penghayatan 
dan penamaan tentang Tuhan.243 

Dengan mendasarkan pada hadis Qudsi, Tuhan 
berfirman: “Aku (Pengakuan Tuhan) akan– sesuai dengan 
persepsi hamba-Ku”, Ibnu ‘Arabi mengungkapkan bahwa di 
hari akhirat nanti, Tuhan –akan nampak banyak, karena 
(Dia) akan hadir dalam sejumlah persepsi hamba-Nya. 
Untuk itu pluralitas Tuhan dalam bentangan sejarah panjang 
umat manusia harus dipahami hanya sekedar nama, tidak 
dalam esensi.244 Demikianlah seterusnya, pluralitas persepsi 
dan keyakinan orang tentang Tuhan akan selalu bertahan 

 

243Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyu Nafsu, Agama 

Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial, hal. 32-33. 

244Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyu Nafsu, Agama 

Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial, hal. 44. 
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sepanjang zaman, yang pada gilirannya melahirkan 
pemahaman tentang pluralitas agama, pluralitas teologi dan 
pluralitas ideologi keagamaan.245 

Pengakuan dan sikap terhadap ajaran kemajemukan 
keagamaan menandaskan pengertian bahwa semua agama 
diberi kebebasan untuk hidup, dengan resiko yang akan 
ditanggung oleh para pengikut agama itu masing-masing, 
baik secara pribadi maupun secara kelompok. Sikap ini 
dapat ditafsirkan sebagai suatu harapan kepada semua 
agama yang ada, yaitu karena semua agama pada mulanya 
menganut prinsip yang sama, yaitu adanya keharusan 
manusia untuk tunduk dan berserah diri kepada Yang Maha 
Esa, maka agama-agama itu, baik karena dinamika 
internalnya sendiri atau persinggungannya satu sama lain 
akan secara berangsung-angsur menemukan kebenaran 
asalnya sendiri, sehingga semuanya akan bertumpu dalam 
suatu “titik pertemuan”, yaitu penyembahan kepada Allah 
Tuhan Yang Maha Esa.246 

Penekanan terhadap pemahaman agama dari aspek 
esoterik yang dilakukan oleh Ibnu ‘Arabi, telah membuka 
suatu horizon pemikiran keagamaan dan mengarahkan 
pemahaman kepada hal yang bersifat substansial, bukan 
pada hal yang bersifat formal dan kaku, sekalipun tidak 
meninggalkan sama sekali aspek formalnya (yang bersifat 
eksoterik). Sebab pluralitas dan kompetisi antar pemeluk 
agama masih tatap akan berlangsung, dan hal itu secara 
sosiologis memiliki fungsi positif. Bukankah identitas 

 

245Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyu Nafsu, Agama 

Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial, hal. 116. 

246Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah 

Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan, (Jakarta: 

Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hal. 184-186. 
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kelompok dan kompetisi telah memacu kreativitas dinamika 
dan kemajuan? 

Pada tataran esoteris dan puncak-puncak peradaban 
itu akan muncul paham keagamaan elektis dan sikap 
keberagamaan yang lebih humanistik- universal agama yang 
menekankan dan menghargai perasaan nilai-nilai luhur 
setiap agama. Setiap agama mempunyai klaim dan orientasi 
ke-ilahian, tetapi semua itu relatif, karena klaim dan 
keyakinan itu tumbuh dan terbentuk dalam sejarah. Hal 
demikian ini pulalah yang diistilahkan oleh Seyyed Hossein 
Nasr dengan relatively absolute.247 

Paham keagamaan yang bersifat esoteris, juga akan 
mengantarkan pemeluk agama pada sikap keberagamaan 
yang inklusif, yang bisa menerima dan mengakui logika 
yang menyatakan bahwa “Yang satu bisa dipahami dalam 
berbagai bentuk dan interpretasi yang memahaminya”, 
(seperti yang telah diuraikan di muka).248 Hal demikian 
dapat menjadi acuan dasar bagi umat untuk membangun 
iklim dialogis antar pemeluk agama yang ada. 

Komaruddin Hidayat249 mengajukan tiga prinsip 
dasar, sebagai acuan untuk membangun iklim dialogis bagi 
hubungan antar pemeluk agama, dan landasan akan adanya 
tantangan pluralisme. Pertama, setiap umat beragama yang 

 

247Seyyed Hossein Nasr, The One in The Many, (Chicago: t.p., 1993), 

hal. 118. 

248Ibnu ‘Arabi mengatakan “Tuhan akan hadir pada hari kemudian 

dengan jumlah yang banyak sesuai dengan persepsi hamba-Nya. Lihat 

dalam Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyu Nafsu, Agama Masa 

Depan: Perspektif Filsafat Perennial, hal. 44. 

249Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyu Nafsu, Agama 

Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial, hal. 77-79. 
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membuka dirinya untuk berdialog dengan umat agama lain 
yang berbeda, hendaknya mengakui adanya suatu logika 
tentang kesatuan, di mana Yang Satu bisa dipahami dan 
diyakini dengan berbagai bentuk tafsiran, karena dalam 
semua agama terdapat keyakinan dan pengalaman 
mengenai suatu realitas yang mengatasi konsepsi yang 
dibangun oleh manusia. Kedua, banyaknya bentuk dan 
tafsiran mengenai Yang Satu, harus dipandang hanya pada 
sebatas “alat” atau “jalan”, menuju kepada hakikat Yang 
Absolut. Prinsip ini di samping memberikan dasar atas 
pandangan bahwa pluralisme itu suatu keniscayaan dan 
terbukti sangat diperlukan untuk melindungi kebebasan 
beragama, dan menghormati keterbatasan manusia, juga 
sebagai langkah preventif untuk mencegah adanya 
kemungkinan pemutlakan pada masing-masing bentuk 
keagamaan. Ketiga, bahwa karena keterbatasan dan 
sekaligus kebutuhan kita akan komitmen terhadap suatu 
pengalaman partikular mengenai realitas yang transenden 
dan Absolut, maka pengalaman partikular kita, meskipun 
terbatas, akan berfungsi dalam arti yang sepenuhnya sebagai 
kriteria yang mengabsahkan pengalaman keagamaan 
pribadi. Dengan kata lain, setiap umat beragama, meskipun 
memandang agama yang dianutnya hanya sebagai “jalan” 
menuju ke hakikat Yang Absolut, “jalan” atau wahana itu 
tetap harus diyakini sebagai mempunyai nilai kemutlakan. 

Dalam konsep kesatuan agama yang telah 
dikembangkan oleh Ibnu ‘Arabi (seperti yang telah 
diutarakan sebelumnya), dalam melihat masalah 
keberagamaan, telah memberi peluang untuk melihat 
kembali doktrin tentang keabsolutan agama yang diyakini 
sebagai satu-satunya kebenaran yang bersifat Absolut, dan 
membuka diri untuk mengakui kebenaran agama lain yang 
bukan menjadi keyakinannya. Sebab kebenaran hanyalah 
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milik Allah, dan kebenaran yang ada pada makhluk adalah 
kebenaran yang bersifat relatif. 

Oleh karena itu, kebenaran adalah tunggal, meskipun 
ada kemungkinan manifestasi lahiriahnya beraneka ragam. 
Hal demikian melahirkan pandangan antropologis bahwa 
pada mulanya umat manusia adalah tunggal, karena 
berpegang pada kebenaran yang tunggal. Akan tetapi, 
kemudian berselisih antara satu dengan yang lainnya, justru 
setelah penjelasan tentang kebenaran itu datang, dan mereka 
berusaha memahami setaraf dengan kemampuan dan sesuai 
dengan keterbatasan mereka. Maka, terjadilah perbedaan 
penafsiran terhadap kebenaran tunggal itu, dan kemudian 
perbedaan itu menajam oleh masuknya vested interest akibat 
nafsu kemenangan dan persaingan.250 Kesatuan awal umat 
manusia itu digambarkan oleh Allah dalam al-Qur’an: 
“Tiadalah manusia itu melainkan semula merupakan umat 
yang tunggal kemudian mereka berselisih.”251 Dan firman 
Tuhan yang lain dalam al-Qur’an: 

Semula manusia adalah umat yang tunggal, kemudian 
Allah mengutus para Nabi yang membawa kabar 
gembira dan memberi peringatan, dan Dia 
menurunkan bersama para nabi itu kitab suci untuk 
menjadi pedoman bagi manusia berkenaan dengan 
hal-hal yang mereka perselisihkan; dan tidaklah 
berselisih tentang hal itu kecuali berbagai keterangan, 
karena persaingan antara mereka. Kemudian Allah 
memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman, 
dengan izin-Nya, berkenaan dengan kebenaran yang 
mereka perselisihkan itu. Allah memberi petunjuk 

 

250Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, hal. 179. 

251QS. [10] : 19. 
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kepada siapa saja yang dikehendaki oleh-Nya ke arah 
jalan yang lurus.252 

Dalam hal ini pulalah Ibnu ‘Arabi melihat bahwa 
agama di sisi Allah sejak dari Adam sampai Muhammad, 
membawa ajaran tawhid,253 yakni ajaran yang 
memahaEsakan Tuhan. Bahwa manusia sejak dari semula 
keberadaannya menganut tawhid juga dilambangkan dalam 
diri dan keyakinan Adam, yang dalam agama-agama 
semetik (Yahudi, Kristen, dan Islam, kecuali sedikit dari 
mereka) dianggap sebagai tidak saja manusia pertama, tetapi 
juga nabi dan rasul pertama. Kebenaran empirik posisi 
inilah, tentu menghendaki penelitian ilmiah komprehensif 
dalam antropologi.254 

Apa yang telah dilontarkan oleh Ibnu ‘Arabi telah 
memberi peluang yang demikian luas untuk menyikapi 
persoalan keagamaan dewasa ini, bahkan telah memberi 
pengaruh yang demikian luas terhadap sikap keberagamaan 
masyarakat dan umat beragama. Tidak hanya menjadi sikap 
sebahagian dari kalangan umat Islam yang menaruh 
perhatian terhadap masalah-masalah keharmonisan antar 
umat beragama dan antar agama, akan tetapi juga dalam 
kalangan umat beragama selain Islam seperti dalam dunia 
Kristen Katolik. 

Dalam tradisi pengetahuan esoteris, pengaruh Ibnu 
‘Arabi memang unik, teorinya tentang kosmologis, 
merembes ke dalam pemikiran Barat, mempengaruhi 
seorang penyair besar Florence Dante, dan seluruh tradisi 

 

252QS. [2] : 213. 

253Muhyiddin Ibnu ‘Arabi, Tafsir al-Qur’an al-Karim, Jilid II (Beirut: 

Dar al-Yaqazahah al-Arabiyyah, 1968), hal. 125. 

254Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, hal. 180. 
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cinta puri di antara para Trubador Provance, terutama 
melalui Andalus pada karya-karya mereka. Bahkan, seorang 
sarjana Spanyol Asian Palacois, menunjukkan bukti dalam 
bukunya Islam and The Devina Comedia yang terkenal, bahwa 
Dante menggunakan banyak data tentang ajaran Islam yang 
diambil dari beberapa karya Ibnu ‘Arabi.255 Dante 
menyingkapkan banyak letak kesempurnaan yang secara 
mendalam didapatkan karena hubungannya dengan orang-
orang sufi, terutama Ibnu ‘Arabi. 

Buku Asian Palacois di atas, bahkan menjadi semacam 
kajian tentang pengaruh Islam khususnya akidah-akidah 
Ibnu ‘Arabi. Buku ini diterjemahkan dari bahasa Spanyol ke 
dalam Bahasa Inggris oleh H. Sunder Land di Libanon pada 
tahun 1926. Salah seorang ahli kebatinan Kristen, Raymond 
Lull, tercatat sebagai salah seorang yang secara langsung 
terpengaruh dari Ibnu ‘Arabi, demikian pula ahli kebatinan 
lainnya. Kesemuanya merupakan tokoh-tokoh dalam sejarah 
kehidupan kerohanian Kristen, berada bersama dengan 
Islam dalam peradaban yang serupa, yang pada akhirnya 
punya pandangan yang sama mengenai manusia dan alam 
semesta. Meskipun juga terdapat perbedaan yang bersifat 
lahiriah yang memisahkan antara keduanya, terutama dalam 
aspek teologi, sosial, dan politik.256 

Pada awal abad ke-20, salah seorang pemuka Kristen 
Louis Massignon (ahli tentang ajaran Ibnu ‘Arabi), berhasil 
memuluskan jalan untuk mengubah pandangan Gereja 
Katolik terhadap Islam. Menurut Alwi Syihab, redaksi hasil 
Konsili Vatikan II, merupakan langkah revolusioner dalam 

 

255Michel Chovkiewiez, “Ibnu ‘Arabi dalam Kesarjanaan Barat”, 

dalam INIS, “Studi Islam di Prancis”, (Jakarta: INIS, 1993), hal. 2.  

256Seyyed Hossein Nasr, Three Muslim Sages, hal. 121. 
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merubah pandangan Gereja terhadap Islam. Hal ini banyak 
bersumber dari refleksi Massignon, yang pemikirannya 
banyak dipengaruhi oleh ajaran Ibnu ‘Arabi.257 

Di samping pengaruh yang demikian signifikan 
terhadap dunia Barat (dalam ajaran Katolik), di kawasan 
timur dunia Islam, ajaran ini berkembang dengan sangat 
pesat, sehingga ajaran Ibnu ‘Arabi, tidak hanya berhasil 
merubah bahasa ajaran tasawuf, tetapi juga berpengaruh 
terhadap ajaran teologi, dan teosofi. Bahkan, karya utama 
Ibnu ‘Arabi Futuhan al-Makkiyah dan Fushush al-Hikam, 
menjadi materi bahasan ahli makrifat, dan diajarkan di 
lingkungan keagamaan tradisional sampai saat ini.258 

Penyebaran ajaran Ibnu ‘Arabi di wilayah Timur dunia 
Islam, utamanya di Persia, tidak terlepas dari peran 
muridnya Sadruddin al-Qunyawi. Ia adalah murid utama 
Ibnu ‘Arabi, yang sekaligus menjadi komentator dari karya 
gurunya, kemudian ia susun ke dalam sejumlah karangan 
untuk menjelaskan akidah dari gurunya.259 Melalui al-
Qunyawi ini pulalah, sejumlah garis-garis besar dari ajaran-
ajarannya dapat diikuti, dan mempunyai pengaruh penting 
bagi akidah agama Ibnu ‘Arabi di Timur.260 

Abdul Karim Ibnu Ibrahim al-Jilli (w. 832), salah 
seorang pelanjut ajaran Ibnu ‘Arabi, juga mengemukakan 
doktrin Logos. Teorinya ini dikemukakan dalam karyanya, 

 

257Alwi Syihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama 

(Bandung: Mizan, 1998), hal. 59. 

258Seyyed Hossein Nasr, Living Sufism, hal. 112. 

259Abu al-Wafa al-Gamini al-Taftazani, al-Madkhal ila al-Tasawuf al-

Islam, (Sufi dari zaman ke zaman) alih bahasa Ahmad Rofai Usman, 

(Bandung: Pustaka, 1997), hal. 205. 

260Seyyed Hossein Nasr, Three Muslim Sages, hal. 119. 
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terutama sekali dalam al-Insan al-Kamil dan Fi Makrifat al-
Awakhir wa al-Awaail.261 Menurutnya, setiap pendiri agama 
menurut doktrin logos merupakan suatu aspek dari logos 
universal. Oleh Ibnu ‘Arabi dan al-Jilli disamakan dengan 
“Hakikat Muhammad”. Bagi al-Jilli, setiap wujud alam 
semesta merupakan kalam, sebuah nama Tuhan. Dengan 
begitu setiap agama merupakan aspek dari nama-nama dan 
sifat-sifat Tuhan. Kemajemukan agama merupakan hasil 
langsung dari kekayaan Wujud Tuhan Yang tidak terhingga. 
Tiada apapun dalam wujud kecuali pujian-pujian terhadap 
Tuhan sesuai dengan keadaan, bahasa, dan tindakannya. 
Demikian pula tidak ada apa-apa selain itu dalam hakikat 
dan sifat-sifatnya.262 

Penyair sufi yang terkenal di Persia, Jalaluddin al-
Rumi berpengaruh sangat besar di negeri yang berbahasa 
Turki, di India dan Pakistan, mempunyai hubungan dengan 
Ibnu ‘Arabi melalui Sadruddin al-Qunyawi, yang 
merupakan teman serta pembantu dekat Rumi. Dengan 
sajak-sajaknya, Rumi mengemukakan keuniversalan tradisi 
keagamaan. Ia menulis dalam bukunya Fihi maa Fihi tentang 
tradisi keagamaan yang berbeda. 

Menurut al-Rumi, tidak seorangpun yang mampu 
melihat unta di puncak menara, apalagi membedakan 
rambut di dalam mulutnya. Akan tetapi, mereka yang 
memiliki penglihatan batin yang terang, punya kewajiban 
menerangkan kepada orang apa yang dilihatnya. Mereka 
yang dikaruniai intuisi intelektual dapat mengetahui dan 
berbicara tentang kesatuan batin agama-agama, demikian 

 

261Abu al-Wafa al-Gamini, al-Madkhal ila al-Tasawuf al-Islamy,        

hal. 210. 

262Seyyed Hossein Nasr, Living Sufism, hal. 177. 
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pula pengetahuan tentang kiblat, di mana segala macam 
jalan bertemu. Suatu pertemuan merupakan akhir dari jalan 
yang bermacam-macam. Mereka yang mengenal kiblat 
itulah yang mampu melakukan dialog antar agama yang 
bermakna, yang mampu menunjukkan dengan baik 
kesatuan agama-agama, maupun perbedaan formalnya.263 

Murid al-Qunyawi yang lainnya, yang juga termasuk 
punya kontribusi yang besar tentang penyebarluasan ajaran 
Ibnu ‘Arabi adalah Fakhruddin al-Iraqi. Beliau adalah 
seorang penyair sufi berkebangsaan Iran. Ia dikenal sebagai 
“pendekar” ajaran cinta yang menjadi puncak 
keberagamaan Ibnu ‘Arabi. Beliau menulis buku al-Luma’at 
kemudian diberi syarah oleh Jami’ dengan judul ‘Asyirat al-
Luma’at, berisi ikhtisar dari ajaran Ibnu ‘Arabi. Kemudian 
Jami’ selanjutnya mengungkapkan ajaran-ajaran Ibnu ‘Arabi  
dalam bentuk syair yang indah, yang kemudian menjadi 
khasanah bacaan bagi masyarakat Persia, Pakistan, dan 
kalangan orang-orang Islam India.264 Selanjutnya buku ini 
dijadikan semacam ringkasan dari ajaran Ibnu ‘Arabi yang 
dipelajari sampai sekarang.265 

Selain kitab al-Luma’at, pengajaran ajaran Ibnu ‘Arabi 
di Persia dan Iran, berkembang melalui karya Jami’ yang 
lain yaitu Lawaih. Buku ini berisikan sejarah Fushush al-
Hikam, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Persia 
dengan judul Sherh Nakh al-Fushush. Kemudian dengan buku 
ini Al-Taftazani menentang ajaran-ajaran Ibnu ‘Arabi 

 

263Seyyed Hossein Nasr, Living Sufism, hal. 179-180. 

264Seyyed Hossein Nasr, Living Sufism, hal. 113. 
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dengan membuat satu buku dengan judul al-Raddu wa al-
Tasni’ah ala Kitab al-Fushush.266 

Ketenaran Ibnu ‘Arabi dengan ajarannya yang bersifat 
batiniah mempengaruhi Shah Ni’matullahi, pendiri tarekat 
Ni’matullah, yang merupakan tarekat yang paling luas 
tersebar di Persia dewasa ini, dengan cabang-cabangnya di 
Pakistan dan negara-negara Islam lainnya. Syekh 
Ni’matullah menerjemahkan syair-syair Fushush al-Hikam ke 
dalam puisi Persia, yang disertai dengan komentar atas isi 
syair itu. Dalam salah satu sajaknya ia mengutarakan 
hubungannya yang dalam dengan Ibnu ‘Arabi.267 

Sungguhpun Ibnu ‘Arabi sebagai seorang Sunni, 
namun pada saat yang sama menjadi demikian akrab di hati 
ahli ma’rifah Syi’ah. Ulama-ulama Syi’ah menggabungkan 
ajaran-ajaran Ibnu ‘Arabi dengan susunan dua belas imam 
Syi’i. Hal demikian inilah yang menyebabkan ajaran-ajaran 
Ibnu ‘Arabi dapat berkembang pesat di tengah-tengah kaum 
Syi’ah. Tokoh ulama Syi’ah yang banyak terpengaruh ajaran 
Ibnu ‘Arabi, terutama ajaran yang tertuang dalam Fushush 
al-Hikam, antara lain Sayyid Haidar Amuly, yang menulis 
komentar tentang Fushush al-Hikam. Demikian pula Ibnu 
Turkah dengan karyanya Tauhid al-Qawaid, merupakan kitab 
pengantar bagi Fushush. Ibnu ‘Abi Jumhur dengan karyanya 
Kitab al-Mujli, pengembangan dan komentar terhadap 
ajaran-ajaran Ibnu ‘Arabi.268 

Salah satu aspek penting dalam pengaruh ajaran Ibnu 
‘Arabi di wilayah Timur dunia Islam, adalah kebangkitan 
kembali filsafat Islam di Persia, dimotori oleh Mulla Sadra 

 

266B. Lewis (ed), The Encyclopedia, jilid III, hal. 711. 

267Seyyed Hossein Nasr, Living Sufism, hal. 114. 

268Seyyed Hossein Nasr, Living Sufism, hal. 115. 
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atau Sadruddin al-Syirazi,269 dengan memadukan filsafat 
dengan peripatetik dan Isyraqi, atau ajaran kaum 
illuminationis dengan ajaran-ajaran makrifat (‘irfan) Ibnu 
‘Arabi. Mulla Sadra berhasil menciptakan suatu perspektif 
intelektual baru dan suatu mazhab yang bisa bertahan di 
Persia sampai hari ini. Mulla Sadra betul-betul meresapi 
ajaran Ibnu ‘Arabi. Karyanya yang utama adalah asfar, 
penuh dengan kutipan dari Fushush al-Hikam. Ia 
mengembangkan ajaran Ibnu ‘Arabi, khususnya yang 
berhubungan dengan psikologi dan eskatologi.270 

Mulla Sadra, dengan karya-karyanya, bersama dengan 
murid-muridnya, mengajarkan ajaran-ajaran Ibnu ‘Arabi, di 
tengah-tengah lingkungan keagamaan, dan mazhab-mazhab 
keagamaan, sehingga ajaran Ibnu ‘Arabi, melalui murid-

 

269Mulla Sadra adalah tokoh terkemuka ajaran Isfahani. Sebagai 

seorang guru dialektika ahli logika serta pujangga dan fiturolog, Mulla 

Sadra menciptakan suatu harmoni yang sempurna antara kutub-kutub 

rasionalisme dan persepsi yang bersifat mistik. Melalui penggabungan 

intelek dari wahyu ia mencapai suatu concidentia oppsitorum, mencakup 

kekuatan logika dan keutamaan terbukanya spiritual, seperti Hikmah al-

Isyraqi, yang ia mulai dengan logika dan berakhir dengan ekstasi secara 

mistik. Ia menggelorakan sebuah pola pemikiran di mana logika 

dibenamkan ke dalam lautan cahaya gnosis. Ia menyebut sintesis ini –

yang ia anggap menjadi dasar khususnya tentang tiga jalan besar menuju 

kebenaran bagi manusia, yakni wahyu (wahy atau syar’i) intellection (aql) 

dan keterbukaan secara mistik (Kasyf) – al-Hikmah al-Muta’alliyah, atau 

teosofi transenden. Sintesisnya mewakili suatu perspektif intelektual yang 

baru dalam filsafat Islam. Sebuah perspektif yang memiliki banyak 

pengikut, khususnya di Persia, India dan Iraq, serta beberapa daerah di 

wilayah Arab selama berabad-abad. Lihat Seyyed Hossein Nasr “Theology, 

Philosophy and Spirituality, alih bahasa Suharno Jamaluddin MZ., 

“Intelektual Islam: Teologi, Filsafat dan Gnosis. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996, hal. 78-80. 

270Seyyed Hossein Nasr, Living Sufism, hal. 116. 
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muridnya dalam menancapkan mazhab hikmah yang 
utama, mempengaruhi sikap keberagamaan masyarakat, 
dan sekaligus merupakan satu aspek penting pengaruh Ibnu 
‘Arabi di wilayah Timur dunia Islam.271 

Penyebaran ajaran Ibnu ‘Arabi tidak hanya terbatas di 
bagian wilayah Timur dunia Islam, akan tetapi juga sampai 
ke daerah anak benua India, Asia Kecil, Syiria, dan Mesir. Di 
daerah-daerah ini terdapat sejumlah besar kitab-kitab beliau, 
yang telah diberi syarah oleh berbagai ulama, di antaranya 
Sya’rani, menulis banyak kitab yang berjilid-jilid, dalam 
berbagai judul karangan, untuk menjelaskan isi kandungan 
dari ajaran-ajaran Ibnu ‘Arabi.272 Demikian pula di Asia 
Tenggara, termasuk dalam kepulauan Nusantara. Di 
wilayah ini tidak sedikit diketemukan tulisan-tulisan yang 
mengungkapkan ajaran-ajaran Ibnu ‘Arabi, seperti tulisan 
Hamzah Pansuri dari Palembang, dan Syamsuddin al-
Sumatrani dari Aceh, yang hidup sekitar abad 16-17 M.273 
Kedua tokoh dari wilayah nusantara inilah yang paling 
berjasa dalam menyebarluaskan ajaran-ajaran Ibnu ‘Arabi, 
terutama melalui penulisan kitab-kitab risalah yang 
berbahasa Melayu dan bahasa Arab.274 

Menurut Simuh, ajaran-ajaran Islam dalam naskah 
Melayu yang berasal dari abad 16-17 M. ternyata ajaran 
aliran sufi yang berpaham wahdat al-wujud, yang merupakan 
pengembangan ajaran teori tajalliyat dari Ibnu ‘Arabi. 

 

271Seyyed Hossein Nasr, Living Sufism, hal. 117. 

272Seyyed Hossein Nasr, Three Muslim Sages, hal. 118. 

273Abdul Hadi MW. “Sufi Jenius dari Andalus”, dalam Pesantren. 

P3M. Nomor 3 Volume II, 1985, hal. 66. 

274Ahmad Daudi, Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syekh Nuru al-

Din al-Raniri (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hal. 1-2. 
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Kemudian dikembangkan oleh empat ulama sufi yang 
terkenal sebagai pengemban sastra Islam masa itu, yaitu 
Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pase, Nuruddin al-Raniri, dan 
Abdul Rauf Singkel. Ajaran keempat sufi ini berpusat pada 
ajaran penciptaan alam dan manusia, melalui penampakan 
alam dan manusia, yang terkenal dengan konsep martabat 
tujuh.275 

Ajaran Ibnu ‘Arabi masuk ke Indonesia melalui celah 
kerajaan Islam Melayu Samudra Pasai, kemudian masuk 
dalam sastra Jawa, dan melahirkan sastra Suluk. Sastra ini 
mula-mula berkembang di Kesultanan Cirebon, dan 
akhirnya diserap dan dikembangkan oleh pujangga-
pujangga kejawen dalam kerajaan periode Kartasura di 
Surakarta.276 Teori penciptaan dan “tujuh martabat” yang 
dikembangkan dari ajaran Ibnu ‘Arabi, dan dicangkok dari 
ajaran “martabat tujuh”. Ronggowarsita berusaha menyusun 
ajaran tentang manusia dalam wirid “Hidayat Jati”, yang 
dimulai dengan penjelasan tentang Tuhan, teori penciptaan 
secara emanasi, perincian tentang hakekat manusia, dan 
laku untuk mencapai penghayatan kesatuan kembali dengan 
Tuhan (Manunggaling Kawulo Gusti), bahkan tercermin pula 
secara ringkas ajaran budi luhur sebagai sarana untuk 
mendekatkan diri kepada Tuhan.277 

Dengan demikian ajaran Ibnu ‘Arabi yang bersumber 
dari wahdat al-wujud dan kemudian pandangan tentang 

 

275Simuh, Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa. 

(Yogyakarta: Bintang, 1996), hal. 14. 
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kesatuan agama, mendapat tempat yang subur di kalangan 
umat Muslim Nusantara, terutama di Jawa, dengan konsep 
penghayatan kesatuan kembali dengan Tuhan 
(Manunggaling Kawula Gusti). 

Ajaran wahdat al-adyan (kesatuan agama) bisa diterima 
oleh masyarakat Nusantara, karena ajaran ini dianggap lebih 
akomodatif dan kompromis dengan tradisi, terutama 
dengan tradisi Jawa, sehingga ajaran Ibnu ‘Arabi dapat 
bertahan, bahkan dianggap seirama dengan tradisi baku 
zaman pra-Islam yang tetap dipertahankan, terlebih paham 
tersebut dapat menopang falsafah politik religius dari 
kesultanan Mataram, yang sejak pra-Islam menerapkan 
konsep God-King (Raja penjelmaan Dewa). Kemudian setelah 
Islam diterima dan menyebar menjadi agama masyarakat, 
konsep politik religius Raja Penjelmaan Dewa, diganti 
dengan ungkapan simbolik Manunggaling Kawula Gusti.278 

Keluwesan ajaran yang diajarkan oleh Ibnu ‘Arabi 
dalam memahami agama, dapat mengakomodasi 
perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan penganut 
agama, terlebih-lebih dalam masyarakat Jawa yang kental 
dengan ajaran Hinduisme dan Budhisme dan paham 
Animisme, yang merupakan kepercayaan masyarakat Jawa 
sebelum Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan 
pengaruh ajaran Hindu dan Budha tersebut, masih terbawa 
dalam adat dan kebiasaan mereka, bahkan dalam hal tradisi 
keberagamaan. 

Sekalipun ajaran kesatuan agama tidak begitu dikenal 
oleh masyarakat awam, namun konsep Manuggaling Kawulo 
Gusti yang merupakan penjabaran dari konsep kesatuan 

 

278Simuh, Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa,  

hal. 17. 
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agama, tetap menjadi pegangan bagi masyarakat Islam, 
terutama di Jawa. Oleh sebab itu, perilaku keberagamaan 
mereka pun juga sarat dengan perilaku budaya yang 
berkembang di tengah-tengah masyarakat. 

Dengan demikian, apa yang telah dikembangkan oleh 
Ibnu ‘Arabi bersama dengan muridnya, terutama ajaran 
wahdat al-adyan, tidak sedikit pengaruhnya terhadap 
pembentukan sikap keberagamaan yang bersifat inklusif, 
dan mau meletakkan agama pada dimensi universalnya, 
sehingga bisa membuka isolasi yang memisahkan antara 
agama satu dengan yang lainnya. Dengan sikap yang 
demikian, umat beragama tidak bersikap kaku dalam 
melihat perbedaan bentuk formal dari agama yang diyakini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
Dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan 

mengenai konsep kesatuan agama Ibnu ‘Arabi dalam bab 
sebelumnya, kini sampai kepada kesimpulan dari beberapa 
pembahasan tersebut sebagai berikut  : 

Pertama, pemikiran Ibnu ‘Arabi tentang agama tidak 
dapat dipisahkan dari kondisi yang melingkupi dirinya 
sejak dari kecil hingga dewasa, yang kemudian membentuk 
diri dan pemikirannya. Berawal dari suasana keluarga yang 
agamis, dan bahkan hidup dalam pola kehidupan sufi. Kota 
Sevilla, kota di mana ia dibesarkan, terkenal sebagai salah 
satu pusat sufisme yang penting, dengan sejumlah tokoh 
sufi terkemuka yang tinggal di sana. Hal demikian yang 
memberi bekas yang dalam pada diri Ibnu ‘Arabi. Pergaulan 
masa mudanya banyak dihabiskan untuk bertemu dan 
berguru kepada orang-orang sufi, demikian pula kepada 
ulama-ulama lainnya, bahkan sampai pada usia dewasanya. 
Kemudian ia jadikan tasawuf sebagai pilihan hidupnya. Hal 
ini pulalah, yang kemudian membentuk dirinya dan 
pemikirannya termasuk dalam ia memahami dan menyikapi 
agama. 

Kedua, sebagai seorang sufi, Ibnu ‘Arabi dikenal 
dengan ajaran wahdat al-wujud-nya. Dengan konsep ini pula 
ia melihat bahwa tidak ada sesuatu dalam wujud kecuali 
Tuhan; hanya ada satu wujud yaitu wujud Tuhan. Tidak ada 
sesuatu apapun di dalam wujud kecuali dari Ia sumbernya, 
dan kesemuanya akan kembali kepada-Nya, termasuk 
agama. Karenanya, ia menganggap bahwa semua agama 
pada hakikatnya bermuara kepada satu muara yaitu, kepada 
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Tuhan. Dari aspek ini ia menganggap bahwa agama itu satu, 
sekalipun dalam bentuknya beragam (banyak), akan tetapi 
yang banyak itu adalah untuk yang satu. 

Dalam pandangan Ibnu ‘Arabi tentang Tuhan, 
baginya, Tuhan dalam dzat-Nya adalah Esa, tidak ada 
sekutu bagi-Nya, namun pada aspek nama dan sifat-Nya, Ia 
menampakkan diri-Nya melalui alam semesta. 
Dengannyalah Ia dapat dikenal, dan dipertuhankan. Oleh 
karena itu, Ibnu ‘Arabi dalam pengenalannya tentang 
Tuhan, memakai tasybih dan tanzih. Tasybih merupakan 
keberadaan Ilahi lewat asma dan sifat-Nya pada alam 
semesta, sehingga dengannya Tuhan dapat diketahui 
keberadaan-Nya. Sedangkan Tanzih, merupakan 
pengkultusan terhadap Dzat Yang Maha Tinggi, mensucikan 
dari persamaan dan persekutuan antara Dzat Tuhan dengan 
segala ciptaan-Nya. 

Ketiga, tasawuf bagi Ibnu ‘Arabi bukan hanya sekedar 
suatu ilmu, akan tetapi tasawuf membentuk diri dan 
pemikirannya, termasuk dalam pola dan pemikiran 
keagamaannya. Dengan berpola dengan pola pemikiran sufi, 
Ibnu ‘Arabi melihat agama, tidak hanya sebatas pada aspek 
formal (eksoteris), akan tetapi lebih dari itu, ia mendekati 
agama dengan mengacu pada hal yang paling esensial dari 
agama. Dari sisi aspek esoteris dari agama, ia 
menyimpulkan bahwa agama pada dasarnya satu, semua 
agama bersumber dari yang satu, yaitu Tuhan. 

Dari aspek eksoteris agama, adalah bentuk dari agama, 
dan ini bersifat nisbi. Setiap agama punya bentuknya 
sendiri-sendiri, sehingga agama dalam aspek eksoteris, tidak 
mungkin bisa dilihat secara universal, karena agama-agama, 
masing-masing dengan kebenarannya sendiri-sendiri. Dan 
satu hal yang tidak mungkin untuk menyatukan dua 
kebenaran dalam satu wadah. Karenanya, penerimaan 
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segala bentuk agama oleh Ibnu ‘Arabi, dari sudut pandang 
eksoteris agama, merupakan hal yang tidak mungkin. 

Demikian pula halnya, dalam aspek esoteris, yang 
melihat agama dari sisi substansinya. Jika dalam tahap 
esoteris, bagi Ibnu ‘Arabi agama adalah satu, yaitu 
penyatuan ke dalam Hakikat Universal. Hal demikian tidak 
dapat dimengerti, karena pengakuan tentang penyatuan 
antara yang terhingga dan Tak Berhingga, merupakan suatu 
konsepsi yang mengandaikan adanya substansi tentang 
“Yang Ada”, dan hal ini keliru. Demikian pula tentang 
pengakuan akan keuniversalan agama, dalam hal ini, Ibnu 
‘Arabi menganggap bahwa agama universal adalah Islam, 
karena agama-agama yang dibawa oleh para Nabi adalah 
Islam. Jika demikian halnya, maka merupakan pengebirian 
terhadap wahyu yang diberikan kepada nabi orang Yahudi, 
demikian pula dengan nabi orang Kristen, yang kedua 
agama itu menyatakan keuniversalan ajarannya. 

Ajaran Ibnu ‘Arabi, yang kemudian dikembangkan 
oleh murid-muridnya, ternyata memberi pengaruh positif 
bagi sebahagian pemeluk agama, bahkan terhadap agama 
Kristen Katolik di Roma. Salah satu unsur yang 
mempengaruhi pandangan positif dunia Kristen (Katolik 
Roma) terhadap Islam, terutama dengan perubahan pada 
Konsili Vatikan II, di antaranya adalah karena pengaruh 
ajaran Ibnu ‘Arabi. Demikian pula di bumi Nusantara, 
terutama di Jawa (Kesultanan Mataram), dengan konsep 
Manuggaling Kawula Gusti. 

Sekalipun mungkin apa yang digagas oleh Ibnu ‘Arabi 
tentang konsep wahdat al-adyan, pengakuan adanya 
penyatuan agama, walaupun dalam tahap esoteris, masih 
perlu didiskusikan, namun paling tidak perlu diakui bahwa 
dalam memahami agama seperti yang dilakukan Ibnu 
‘Arabi, membawa kepada pemahaman yang bersifat inklusif, 
tidak dengan ekslusif; sehingga pemeluk agama bisa 
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bersikap bijaksana terhadap perbedaan yang ada, dan 
sekaligus mau mengakui kebenaran yang ada dan dimiliki 
oleh setiap agama. 

Kesadaran beragama yang dilahirkan dari spiritualitas 
Islam dalam konsep tasawuf sangat personal, namun dalam 
kajian keagamaan, spiritualitas Islam yang kemudian 
melahirkan kesadaran diri, tidak menutup kemungkinan 
bisa dibangun, tidak hanya mendasarkan diri pada tasawuf, 
akan tetapi dengan pendekatan ilmu-ilmu moderen seperti 
ilmu psikologi, demikian pula dengan pendekatan filosofis. 
Karena kesadaran akan diri yang dibangun berdasarkan 
pada kematangan jiwa seseorang, akan membawa pada 
pemahaman spiritual yang dalam. Berangkat dari asumsi 
inilah kemudian, kesadaran spiritual yang semula sangat 
personal, bisa diarahkan kepada bentuk yang bersifat sosial. 
Sehingga agama yang diyakini, tidak hanya menjadi rahmat 
bagi dirinya, akan tetapi juga menjadi rahmat yang dalam, 
di mana ia melihat alam semesta bukan sesuatu yang lain 
dari dirinya, yang merupakan wujud dari kehadiran Tuhan 
pada alam; sehingga lewat aktifitas sosialnya ia bisa 
menyatukan dirinya dengan Tuhannya. 

 

B. Saran-saran 

1. Dalam mengkaji pikiran-pikiran Ibnu ‘Arabi yang sarat 
dengan hal-hal yang bersifat kontroversial, maka 
hendaknya para peneliti lebih bersifat hati-hati, namun 
juga tidak bersikap apriori. Karena apa yang 
diungkapkan oleh Ibnu ‘Arabi, terutama tentang konsep 
wahdat al-adyan, bisa-bisa membawa prasangka yang 
sangat subjektif, terlebih menyangkut persoalan 
keyakinan. Namun juga sebaliknya, jika dipahami secara 
mendalam akan membawa kepada pengertian tentang 
agama yang tidak kaku. 
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2. Upaya Ibnu ‘Arabi untuk menjembatani perbedaan yang 
sangat mengkristal dalam agama-agama yang ada, dan 
mengangkatnya kepada persoalan yang bersifat 
substansial, yang kemudian melahirkan pengakuan akan 
adanya aspek kesatuan dalam agama, merupakan suatu 
upaya untuk meminimalkan perbedaan dalam konsepsi 
dan ajaran dalam agama, baik dalam interen umat 
maupun antar pemeluk agama. Oleh karenanya apa 
yang telah digagas oleh Ibnu ‘Arabi, menarik untuk 
dikembangkan. Sekalipun tidak dalam bentuk tasawuf, 
akan tetapi dengan mengalihkan tujuan spiritual yang 
bersifat personal ke tujuan sosialnya, sehingga agama 
benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam; sehingga 
dari dimensi sosialnya mengantarkan sampai kepada 
Tuhan. 
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