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KATA PENGANTAR 

         

الْىٍمٍدى لِلّهًً نَىٍمىديهي كىنىسٍتىعًيػٍنيوي كىنىسٍتػىغٍفًريهي كىنػىعيوذي بًِلًله مًنٍ شيريكٍرً أىنػٍفيسًنىا كىمًنٍ سىيًٌئىاتً 
النًىا، مىنٍ يػىهٍدًهً اللهي فىلاى ميضًله لىوي كىمىنٍ ييضٍلًلٍو ي فىلاى ىىادًمى لىوي. أىشٍهىدي أىفٍ لاى إًلىوى إًلاه  أىعٍمى
ا عىبٍديهي كىرىسيوٍليوي.اىللههيمه صىلًٌ عىلىى سيدنا مُيىمهدو  اللهي كىحٍدىهي لاى شىريًٍكى لىوي كىأىشٍهىدي أىفه مُيىمهدن

لوًً كىصىحٍبًوً كىمىنٍ تىبًعىهيمٍ بًًِحٍسىافو إًلَى يػىوًٍـ الدًٌيٍنً كىعىلىى آ    
Alhamdulillah Karena nikmat, hidayah dan taufik-Nya yang begitu besar 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini sebagai syarat untuk 

mencapai gelar  Magister Agama di bidang dirasah islamiyah  konsentrasi pemikiran 

islam. setelah melewati perjalanan yang panjang dan amat letih, setelah 

mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran yang pada mulanya hanya sebatas 

tumpukan ide-ide dan gagasan di kepala dan akhirnya semuanya direfleksikan dalam 

bentuk tulisan ini, digarap dalam bentuk akademis dalam penyelesaian S-2, dengan 

penuh kesyukuran dan keridaan, penulis rida, tulisan ini di baca dan menjadikannya 

wasilah dalam menimba ilmu kepada para pembaca, selama tidak melewati rambu-

rambu aturan akademik. 

Sembari bertawakal kepada Allah dalam ketawadhu’an dan sadar akan 

kedhaifan selaku manusia, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini 

masih jauh dari kata sempurna dan penuh dengan kekurangan. Hal ini dikarenakan 

keterbatasan penulis yang masih butuh untuk terus belajar dan membutuhkan 

masukan. Maka dari tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengharapkan masukan 

dan kritikan yang membangun agar dapat dijadikan sebagai masukan untuk 

perbaikan tesis ini, karena tesis ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, 

masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

B 
 

Be 
 ت 

 
Ta 
 

T 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim J 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
Kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
Dal 
 

D 
 

De 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
Ra 
 

R 
 

Er 
 ز 

 
Zai 
 

Z 
 

Zet 
 ش 

 
Sin 
 

S 
 

Es 
 ش 

 
Syin 
 

Sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
Gain 
 

G 
 

Ge 
 ف 

 
Fa 
 

F 
 

Ef 
 ق 

 
Qaf 
 

Q 
 

Qi 
 ك 

 
Kaf 
 

K 
 

Ka 
 ل 

 
Lam 
 

L 
 

El 
 و 

 
Mim 
 

M 
 

Em 
 ٌ 

 
Nun 
 

N 
 

En 
 و 

 
Wau 
 

W 
 

We 
 هـ 

 
Ha 
 

H 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
Ya 
 

Y 
 

Ye 
 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
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apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).  

2. Vokal  

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفَ  

 haula : هَـوْ لَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Contoh: 

 ma>ta : يـاَتَ 

 <rama : رَيَـي

 qi>la : لِـيْـمَ  

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah  dan ya>’ ai a dan i  ٍػىى 
 

fath}ah dan wau au a dan u  ٍػىو 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

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

d}ammah dan wau ػيػػو 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

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

u dan garis di atas 

 ػػًػػػى
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 yamu>tu : يَـًـوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l :  رَوْضَـة ُ الأطَْفَالِ 

ـدِيْـَُـة ُ انَْـفـاَضِــهةَ ًَ  al-madi>nah al-fa>d}ilah :  انَْـ

ــة ًَ  al-h}ikmah :  انَـحِْـكْـ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

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

sebuah tanda tasydi>d ( ــّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ  <rabbana :  رَبّــَُا

 َ  <najjaina :  ََـجّـيَْــُا

 al-h}aqq :  انَــْحَـكّ 

 nu‚ima :  َعُّــِىَ 

 aduwwun‘ :  عَـدوُ  

Jika huruf  ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِيّ )

Contoh: 
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 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  عَـهِـي  

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

6. Kata Sandang 

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

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

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar -. 

Contoh: 

ـصُ  ًْ ـ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انَشَّ

نــْسَنــَة  al-zalzalah (az-zalzalah) : انَسَّ

سَـفةَانَــْفَـهْ   : al-falsafah 

 al-bila>du : انَــْبـــِلادَُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ٌَ  ta’muru>na : تـأَيُْـرُوْ

 ‘al-nau : انَــَُّـوْعُ 

 syai’un : شَـيْء  

 umirtu : أيُِـرْتُ 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

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

hamzah. 

Contoh: 

ٍُ اللهِ    Di>nulla>h :  دِيـْ

   Billa>h :  بِاللِ  

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةِ اللهِ ـهُ  ًَ ىْ فِيْ رَحـــْ  :Hum fi> rah}matilla>h 

 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 
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kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

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

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

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

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

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

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

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

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

H{ami>d Abu>) 
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H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

NIM : 80100221102    

Judul Tesis : Konsep Manajemen Qalbu Presfektif Syekh Ibnu ‘At{aillah al-

Sakandari dan Reevansinya Terhadap Kehidupan Modern 

 Tesis ini membahas  pemikiran tasawuf Syekh Ibnu ‘At{aillah tentang konsep 

manajemen qalbu terkait penataan dan pembinaan qalbu serta bagaimana 

merelevansikannya dalam kehidupan modern. Pokok-pokok permasalahan yang 

dibahas dalam tulisan ini yakni 1) Bagaimana Konsep Qalbu Perspektif Syekh Ibnu 

‘At{aillah?, 2) Bagaimana Proses Takhalli, Tah}alli  dan Tajalli Perspektif Syekh Ibnu 

‘At{aillah?, 3) Bagaimana Relevansi Manajemen Qalbu Syekh Ibnu ‘At{aillah dalam 

kehidupan Modern?. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), adapun 

pendekatan metodologi yang digunakan yakni pendekatan filosofis dan sufistik. 

Metode pengelolaan data dan analisis data yang digunakan yaitu pendekatan 

deduktif dan induktif. 

Hasil dari penelitian  menunjukkan bahwa Syekh Ibnu ‘At{aillah 

mengilustrasikan qalbu seperti sebuah pohon yang harus selalu basah dan disiram 

dengan air ketaatan agar menghasilkan buah bagi anggota tubuh yang lain, seperti 

tangan yang gemar sedekah, lidah yang sering berdzikir. Manajemen  Qalbu 

presfektif Syekh Ibnu ‘At{aillah adalah tazkiyah al-nafs dengan tahapan Takhalli, 
tah}alli , dan tajalli, sebagaimana dalam padangannya bahwa jalan dan tahapan 

terdekat menuju Allah adalah penyempurnaan jiwa dengan cara membersihkan hati 

dengan adab luhur dan melepas jiwa dari perbudakan hawa nafsu, serta menghiasi 

jiwa dengan meneladani sifat Allah, hingga sampai akhirnya yang nampak adalah 

hadirnya sifat-sifat Allah dalam diri seorang hamba. Adapaun relevansinya terhadap 

kehidupan modern bahwa ajaran tasawuf Syekh Ibnu ‘At{aillah tidak bertentangan 

dengan kebutuhan zaman. Sebab dalam pengamplikasiannya seorang muslim tidak 

dibenarkan meninggalkan dunia seutuhnya, tasawuf yang menekankan tunduk dan 

pasrahnya hati sembari fisik tetap melakukan asbab (usaha mengejar dunia). 

Implikasi dari penelitan ini memberikan sumbangsi keilmuan terkait kajian 

tasawuf Syekh Ibnu ‘At{aillah dan secara praktis meminimalisir tindak kriminal 

dalam kehidupan modern dengan pembinaan pada hati. Pada penelitian inipun 

memberikan pemahaman pada pembaca bahwa ajaran tasawuf bukanlah ajaran yang 

bersifat eksklusif terhadap kehidupan sosial, ajaran tasawuf harus selalu relevan 

dengan laju perkembangan kehidupan modern. 
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Nama : Almutawallid    

NIM : 80100221102    

Judul Tesis : The Concept of Qalb (Heart) Management According to the 

Perspective of Sheikh Ibn 'Ataillah al-Sakandari and Its Relevance 

to Modern Life 

This thesis discusses the sufism thoughts of Sheikh Ibnu 'Ataillah regarding 

the concept of qalb (heart) management regarding the arrangement and development 

of the qalb and how it is relevant in modern life. The main issues discussed in this 

research are 1) What is the concept of qalb from Sheikh Ibnu 'Ataillah's perspective, 

2) How is the takhalli, tahalli and tajalli process from Sheikh Ibnu 'Ataillah's 

perspective, 3) What is the relevance of Sheikh Ibnu 'Ataillah's qalb management in 

modern life. 

This type of research is library research, while the methodological approach 

used is a philosophical and sufistic approach. The data management and data analysis 

methods used are deductive and inductive approaches. 

The results of the research show that Sheikh Ibn 'Ataillah illustrates that the qalb is 

like a tree that must always be wet and watered with the water of obedience so that it 

produces fruit for other parts of the body, such as hands that like to give alms, a 

tongue that often makes dhikr. Shaykh Ibn 'Ataillah's perspective of qalb management 

is tazkiyah al-nafs with the stages of takhalli, tahalli, and tajalli, as in his view the 

closest path and stage to Allah is the perfection of the soul by cleansing the heart with 

noble manners and releasing the soul from the slavery of lust, and adorning the soul 

by imitating the characteristics of Allah, until finally what is visible is the presence of 

the characteristics of Allah in a servant. As for its relevance to modern life, Sheikh 

Ibn 'Ataillah's Sufism teachings do not conflict with the needs of the times, because in 

its application a Muslim is not allowed to leave the world completely. Sufism 

emphasizes submission and surrender of the qalb while physically continuing to do 

asbab (the pursuit of  worldly things). 

The implications of this research provide scientific contributions related to Sheikh 

Ibnu 'Ataillah's sufism studies and practically minimizing criminal acts in modern life 

by fostering the qalb. This research also provides readers with an understanding that 

the teachings of sufism are not teachings that are exclusive to social life, the teachings 

of sufism must always be relevant to the pace of development of modern life. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  Masalah  

Qalbu pada diri manusia merupakan anugerah dan karunia yang paling agung 

yang diberikan oleh Allah  swt kepada hamba-Nya.  Manusia dapat memahami ayat-

ayat-Nya baik itu qauliyah (al-Qur’an) dan ayat kauniyah (alam semesta), dengan 

qalbunya. Dengan itu pula manusia mampu menjaga relasi dan hubungannya baik 

kepada Allah maupun sesama makluk, dengan qalbu ini pula menjadi penentu apakah 

seorang hamba itu mulia ataupun sebaliknya. Sebab melalui qalbu menjadi pangkal 

amal perbuatan melalui niat, akhlak seorang hamba tergantung kejernihan hati dan 

nampak dalam perbuatannya. 

Qalbu jika dipahami dari bahasa berasal dari bahasa Arab yakni qalb, masdar 

dari qalaba-yaqlibu-qalban, yang artinya membalik dan memalingkan seperti 

membalikkan yang di atas mejadi ke bawa atau sesuatu yang di dalam mejadi di luar. 

Makna kata tersebut merujuk pada sifat dasarnya yang suka berubah-ubah, yang 

labil dan tidak konsisten. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ibnu Manzu>r: 

‚summiyah al-qalbu qalban litaqallubih‛, disebut qalb karena sifatnya yang tidak 

konsisten (bolak balik). Menurutnya hal ini karena merujuk pada sifat asalnya yang 

suka berbolak balik.
1
  

Karena sifat dasar dari hati yang suka berbolak balik dan tidak menetap atau 

bersifat reletalif maka sangat perlu dilakukan pengelolaan hati atau 

memanejemenkan qalbu agar lebih terarah dan memiliki orintasi yang bersifat 

                                                           
1
Ibnu Manzūr. Lisān Al-‘Arab , Jilid 5 (t.t.: Dār al-Ma’arif, t.th), h. 3714. 
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positif. Memanajemankan qalbu sangat penting dilakukan sebab qalbu memengan 

peranan penting dalam diri manusia, qalbu menjadi titik sentral positif maupun 

negatifnya anggota badan lainnya dalam diri manusia. Sebagaimana sabda 

Rasulullah saw: 

أىلاى كىإًفه فِ الْىٍسىدً ميضٍغىةن إًذىا صىلىحىتٍ صىلىحى الْىٍسىدي كيلُّوي كىإًذىا فىسىدىتٍ ...
 فىسىدى الْىٍسىدي كيلُّوي أىلاى كىىًيى الٍقىلٍبي 

Artinya:   
Sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, 

apabila ia baik maka semua tubuh menjadi baik, tetapi apabila ia rusak maka 
semua tubuh menjadi rusak pula. Ingatlah bahwa ia adalah qalbu. (HR. 
Bukhari no. 52, tercantum juga pada hadis no. 2051).

1
  

Abu Hurairah berpendapat bahwa Allah menciptakan qalbu layaknya seorang 

raja dalam sebuah kerajaan yang ditaati dan dipatuhi oleh rakyatnya maka 

demikianlah qalb pada jasad menjadi raja untuk anggota tubuh yang lain. Jika 

seorang raja terkadang dipatuhi dan adakalanya ditentang, namun qalbu yang mejadi 

raja bagi anggota badan ia benar-benar dipatuhi. Maka jika ia baik maka baiklah 

seluruh jasad dan jika ia buruk maka buruklah seluruh jasad.
2
 

Qalbu laksana cermin sedangkan pengetahuan adalah cahaya yang memantul 

dalam qalbu, dalam artian qalbu-lah yang menjadi wadah pengetahuan, sehingga 

baik buruknya seseorang dilihat dari qalbunya, seberapa banyak qalbu itu menyerap 

pengetahuan dan hakekat realitas. Baik buruknya perbuatan ditinjau dari qalbunya 

sebab semua aktifitas manusia berasal dari bisikan qalbu, yang menjadi pengendali 

perilaku.
 3

 Sehingga hal ini menjadi latar belakan penulis mengangkat tema 

                                                           
1
Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syarah Shahih Bukhari, Jilid 1, terj. Abu Ihsan, 

(Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2010), h.  215-216. 
2
Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syarah Shahih Bukhari, h. 221. 

3
Muh. Arif, Mengapa Qalb harus dididik?,  (Solok: Cv Insan Cendikiawan Mandiri, 2020). h. 

1-2. 
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manajeman qalbu. Konsep qalbu yang diangkat dalam tesis ini yakni qalbu secara 

makna rohaniah, yang menjadi hakekat manusia dalam memahami segala sesuatu, 

qalbu yang menjadi sumber segala perilaku. 

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa qalbu pada diri 

manusia memegang peran dan kedudukan yang sangat vital dan menjadi titik sentral 

kemuliaan. Qalbu pada diri manusia memiliki beberapa keutamaan dan peranan yang 

sangat penting, diantaranya Allah sediakan sebagai salah satu alat dalam memahami 

hakekat realitas, hikmah dibalik segala yang terjadi, nilai-nilai moralitas dan 

keluhuran, sehingga seorang yang benar menata dan mengoptimalkan segala potensi 

padanya adalah orang yang mendapatkan bimbingan secara langsung dari Allah. 

Kecenderungan selalu ingin dekat kepada aspek ilahiyah yang ada pada diri 

manusia dipahami sebagai potensi untuk sampai pada pemahaman hakikat segala 

realitas, potensi manusia tersebut berasal dari naluri insaniyah-nya yakni aspek 

kemanusiaan yang terhubung secara langsung pada qalbu bagian dalam pada ruh.
4
 

Maka pada dasarnya qalbu setiap manusia adalah baik dan ia senantiasa 

memunculkan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya dan memberikan dorongan untuk 

berpedoman pada nilai-nilai tersebut. Qalbu menjadi pelita yang menerangi jalan-

jalan yang harus dilalui.
5
 

Namun, setiap manusia tidak hanya memiliki hati melainkan juga memiliki 

hawa nafsu yang memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat atau keburukan 

sehingga hati terkadang dapat terkalahkan dan fungsinya terganggu.  Terlebih lagi 

                                                           
4
Sayyed Husain Nasr, Sufis Essai (London: George Allen and Unwin, 1972), h. 42-50. 

5
Yon Nofiar, Qalbu Quotien, h. 60. 
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hati bisa menjadi kotor dan tidak jernih lagi, bahkan menjadi buta dan tidak mampu 

membedakan mana yang baik dan buruk.
6
 Sebagaimana firmanNya sebagai berikut: 

                      

                       
Terjemahnya:  

Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai 
hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang 
dengan itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata 
itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada. (QS. Al-
Hajj/22; 46).

7
 

Menurut Quraish Shihab bahwa ayat ini menerangkan suasana qalbu bahwa 

ada kalanya ia suci dari godaan saitan dan cenderung bersifat ilham melalui bisikan 

dari malaikat yang disebut sebagai lammah malakiyah (bisikan malaikat), dan 

adakalanya ia ternodai oleh bisikan syahwat dan syaitan, seperti sikap kufur, 

sombong, ego dan lain-lain yang disebut sebagai lammah Syat}aniyah (bisikan 

syaitan), hati yang ternodai inilah yang sulit menerima kebenaran dan pengetahuan 

dari tuhan sehingga membuat penderitanya mengalami buta mata hatinya.
8
 

Butanya mata hati dalam ayat ini sedikitnya menggambarkan bagaimana 

problem sosial atau masalah masyarakat yang hidup di era modern ini, kebanyakan 

sulit mengoptimalkan mata hatinya dalam memahami kebenaran, disebabkan hanya 

memandang dunia pada aspek materinya semata, sehingga sulit memahami hakekat 

dibalik yang nampak, hal ini menyebabkan hati mereka menjadi kering dan gersang 

hingga sampai pada kekeringan spiritual. 

                                                           
6
Yon Nofiar, Qalbu Quotien, h. 60-61. 

7
Kementerian Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemahannya, (Bekasi: PT Cipta Bagus,2013), h. 

337. 
8
M. Quraish Shihab, Lentera Hati, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004).  h. 28. 
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 kebanyakan manusia yang hidup di era modern hanya mengabaikan 

kecenderungan rohaninya dan membiarkan dirinya berada pada kelaparan rohaniah 

misalnya di dunia barat apatisme terhadap dambaan dan kerinduan terhadap 

spiritualisme cukup berjalan terasa lama sekitar enam abad lamanya terlalaikan oleh 

pengetahuan yang hanya bersifat fisikal namun mengabaikan hal-hal yang bersifat 

non fisik seperti mentalitas, psikologi, dan spiritualitas, bahkan dalam konstruksi  

pemikiran mereka tidak menerima pengetahuan-pengetahuan yang bersifat 

metafisika, sehingga kebutuhan rohani tersebut sulit tersalurkan.
9
 

 Manusia haruslah mencapai pada titik pusat (center) dalam memahami 

realitas dan lingkungannya tidak hanya berhenti pada kulitnya semata. Akan tetapi 

sangat disayangkan fakta yang terjadi justru orang-orang yang hidup di era modern 

ini hanya berfokus pada kepentingan-kepentingan materi semata, hal ini 

menyebabkan mereka sulit menata dan membina qalbunya yang menjadikan dirinya 

lebih baik lagi. Ketidak mampuan dalam menata dan membina qalbu ini 

menyebabkan kebanyakan orang-orang modern sulit bahagia dan hidup lebih 

tentram. Hal ini pada dasarnya tanda dari memudarnya spiritualitas masyarakat 

modern.
10

 

Manusia yang hidup di era modern ini hanya mengandalkan rasionalitas-nya 

dan pengalaman indrawi sebagai dasar pengetahuan dalam memandang realitas dan 

lingkungannya, lalu mengabaikan aspek batiniah dalam memahami pengetahuan dan 

                                                           
99

Sayyed Husain Nasr, Sufis Essai (London: George Allen and Unwin, 1972), h. 42. 
10

Maimun, Seyyed Hossein Nasr; Pergulatan Sains dan Pritualitas menuju Paradigma 
Kosmologi Alternatif, (Yogyakarta: Ircisod, 2015), h. 98. 
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kebenaran, hal ini menyebabkan kebenaran semakin sempit dan terbatas dipahami. 

Sehingga potensi qalbu kurang dioptimalkan dalam memahami sesuatu.
11

 

 Selaras dengan pandangan al-Ghazali bahwa kaum empirisme telah 

membatasi dan mempersempit pengetahuan dan kebenaran hanya pada batas indra 

semata, hal inilah yang menyebabkan potensi Insaniyah kurang tersalurkan dan 

mempersempit diri dalam menerima Rahmat Allah swt yang luas. Sehingga tabir-

tabir kebenaran sulit terbuka baginya. Begitupun yang terjadi pada kaum 

rasionalisme yang hanya mengandalkan rasionya, padahal rasio hanya dapat 

menjelaskan sesuatu yang sangat terbatas sebagaimana keterbatasannya, seperti 

yang diibaratkan oleh Ibnu Khaldun seorang yang hanya menggunakan timbangan 

emas untuk menimbang emas sebesar gunung. Maka demikianlah orang yang hanya 

memakai rasionya menilai dan memahami aspek-aspek ketuhanan.
12

 

Hal ini mempengaruhi dan membentuk cara pandang kebanyakan manusia 

yang hidup di era modern yang hanya memenuhi dan memuaskan kepentingan 

materinya semata, lalu mengabaikan kepentingan rohaninya, ketidak pandaiannya 

dalam menata hati sehingga menyebabkan dirinya cepat mengalami depresi.
13

 Maka 

dapat dipahami bagaimana pentingnya dalam menata atau memperhatikan kondisi 

qalbu dalam segala aspek. Menyucikan dirinya dari hal-hal yang tidak perlu ataupun 

yang merusak kebeningan dan kemurnian dari qalbu.  

Manusia yang bisa menata qalbunya secara baik hidupnya akan lebih 

berbahagia, efektif, produktif dan lebih dekat kepada Allah. sebab pikirannya tidak 

                                                           
11

Maimun, Seyyed Hossein Nasr; Pergulatan Sains dan Pritualitas menuju Paradigma 
Kosmologi Alternatif, h. 95. 

12
Fu’ad Farid Isma’il & Abdul Hamid Mutawalli, Cara Mudah Belajar Filsafat (Barat dan 

Islam), Cet I (Jogjakarta: Ircisod, 2012),  h. 189. 
13

Sayyed Husain Nasr, Sufis Essai (London: George Allen and Unwin, 1972), h. 42. 
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condong pada hal-hal yang membuat dirinya merugi disebabkan menghabiskan 

energi dan waktu pada hal-hal tidak perlu dan berguna baginya, sehingga melalaikan 

dirinya dari mengingat Allah. 

Hal ini selaras dalam pendapat Ibnu ‘At{aillah agar tidak menghabiskan 

energi pikiran dan perasaan maka diperluhkan menjaga dan menjauhkan hati dari 

hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dan sama sekali tidak berguna, seperti ikut 

campur mengurusi apa yang sebenarnya menjadi urusan Allah. Dengan tidak 

membuat jiwa lelah dan terkuras waktu dan energi untuk mengatur-atur hal yang 

sesungguhnya bukan tugas manusia seperti terlalu pusing terkait rezekinya untuk 

hari esok, yang padahal itu berada pada hak dan prioritas Allah swt.
14

  

Ikut serta mengatur apa yang sudah dijamin oleh Allah adalah perbuatan 

yang sia-sia, bahkan sebagai bentuk kurangnya keimanan sebab kurang percaya 

terhadap janji dan penjaminan Allah dan lalai terhadap apa yang Allah wajibkan 

dikarenakan oleh kesibukan perkara sia-sia tersebut sebagai gejala dari gelapnya 

mata hati. karenanya Ibnu ‘At{aillah tegaskan untuk menjauhkan perkara tersebut 

dengan mengistirahatkan hati dari kesibukan-kesibukan yang sia-sia.
15

 

Ibnu ‘At{aillah adalah salah seorang sufi klasik yang banyak membahas 

terkait menata qalbu agar lebih dekat kepada Allah, serta menjaga kesucian qalbu 

dari syahwat yang tersembunyi, terkait apa penyebab seorang terjangkit penyakit 

hati dan cara mengatasinya. Selain itu topik-topik permasalahan yang bahkan 

sampai saat ini menjadi masalah dasar manusia di kehidupan modern. 

Maka dalam penelitian tesis ini mengangkat tema yang sangat penting pada 

konteks kehidupan modern, yakni tentang ‚Manajemen Qalbu‛, yakni proses menata 

                                                           
14

Soleh Darat, Syarah al-Hikam, terj. Maftuhanah, (Depok: PT Sahifa, 2016),  h. 9-10. 
15

Soleh Darat, Syarah al-Hikam, terj. Maftuhanah, h. 10.  
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hati dengan menjaganya dari sifat-sifat yang tercela dan mengarahkannya kepada hal 

yang lebih baik. Istilah manajemen qalbu menurut Kiyai Abdullah Gymnastiyar 

lebih dikenal dengan istilah tazkiyah al-nafsh atau tazkiyah al-nufu>sh. Tazkiyah 

berarti suci atau menyucikan sedangkan nafsh adalah jiwa yang diartikan makna 

batin dari qalbu, menurut para ulama tazkih al-nafsh  berarti memperbaiki dan 

menyucikan jiwa melalui pengetahuan makrifat dan amal sholeh.
16

  dalam penelitian 

tesis ini membahas manajemen qalbu dengan perspektif syekh Ibnu ‘At{aillah al-

Sakandari. 

Konsep manajemen qalbu  yang ditawarkan oleh syekh Ibnu ‘At{aillah al-

Sakandari pada dasarnya memiliki kesamaan dengan beberapa konsep manajeman 

qalbu atau Tazkiyah al-Nafs yang ditawarkan oleh beberapa ulama lainnya, dalam 

tahapan atau stasiun yang harus dilalui, seperti Imam al-Ghazali berpendapat bahwa 

hendaklah terlebih dahulu melalui tahapan takhalliyat al-nafs  yakni pengosongan 

hati dari ego-ego dan penyucian hati dari dosa-dosa, berbagai penyakit hati dan 

akhlak yang tercela, kemudian langkah selanjutnya tah}alliyat al-Nafs yakni 

pengisian hati dari berbagai sifat-sifat yang terpuji.
 
yang mana dua tahapan tersebut 

lebih dikenal dengan tazkiyah dan tarqiyah
17

 melalui dua tahapan tersebut maka 

                                                           
16

Abdullah Gymnastiar, Memperbaiki Diri dengan Manajemen Qalbu, (Bandung: Mizan, 

2002), h. XVI. 
17

Kajian Tasawuf pada prinsipnya berpusat pada dua konsep besar dan sentral yakni tazkiyah 
dan tarqiyah. Konsep tazkiyah biasa disebut dengan istilah tazkiyah al-nafs  yakni tahapan-tahapan 

atau jalur-jalur yang dilalui seorang salik dalam menyucikan dirinya dari sifat-sifat yang tercela 

seperti sifat sombong, riya’, iri hati dan lain-lain, atau menyucikan diri perbuatan dosa dan maksiat, 

biasanya tahapan pertama dalam proses tazkiyah tersebut yaitu dengan maqam taubat, yakni 

menyesali dan memohon ampun atas sifat-sifat dan perbuatan tercelah, kemudian konsep tarqiyah 

yakni lebih dikenal dengan pendakian maqam-maqam yang harus ditempuh seorang salik setelah 

proses penyucian diri, mengisi hati dengan sifat dan sikap atau tahapan-tahapan yang lebih berkelas 

dan mulia di mata Allah seperti sikap zuhud, sabar, syukur, khauf, raja semua itu dilakukan agar 

mencapai pada qalb yang benar-benar cinta dan mengenal Allah.  
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sampailah pada posisi Tajalliyat yakni tersingkapnya tabir antara hamba dan 

tuhannya sehingga hati selalu disinari oleh cahaya ilahi.
 18

 

Imam Abdul Qasim al-Qusyairi dalam kitabnya yakni Risa>lah Qusyairiyyah 

pun punya konsep yang sama bahwa dalam proses takhalli  imam meletakkan maqam 

taubat pada langkah yang paling awal, yakni penyesalan seorang hamba atas segala 

dosa dan maksiat yang dilakukannya, hingga kembali kepada-Nya dalam keadaan 

hati yang suci, kemudian dilanjutkan dengan mujahadah yakni bersungguh-sungguh 

dalam berjihad melawan hawa nafsu, kemudian berkhalwat dan ber-uzlah 

mengasingkan diri dari hiruk pikuk yang melalaikan hati, setelah itu dilanjutkan 

dengan proses tah}alli  yakni mengisi hati dengan sifat mulia yakni takwa, wara’, 

zuhud, Khauf, raja’, qana’ah, tawakal, kemudian puncak ada pada tajalli yakni 

hadirnya atau tersingkapnya makrifat di hati hamba.
19 

Sebagaimana  dalam salah satu kitab Syekh Ibnu ‘At{aillah yang berjudul al-

Qas}ad al-Mujarrad fi Ma`’rifat al-Ism al-Mufrad. Bahwa Jalan terdekat jalan menuju 

Allah adalah menyempurnakan jiwa ata hati dengan cara pertama pembersihan hati 

dengan adab luhur yakni melepaskan dari perbudakan hawa nafsu yang biasa disebut 

Tah}alli , kedua menghiasi hati dengan meneladani akhlak Allah disebut dengan 

Takhalli, hingga sampai akhirnya yang nampak adalah hadirnya sifat-sifat jamaliyah 

Allah dalam diri seorang hamba disebut Tajalli, sifat Allah di sini bukan secara 

hakiki melainkan secara maknawi sebab makhluk memiliki kekurangan sedangkan 

                                                           
18

Al-Ghazali, Ihya' Ulumiddin, Jilid 1,terj. Moh Zuhri, (Semarang: Asy-Syifà, 2009), h. 149. 
19

Abdul Qasim al-Qusyairi an-Naisaburi, al-Risa>lah al-Qsyairiyyah fi> ‘ilmi al-Tas}awwuf, 
terj. Umar Faruq, (cet. II; Jakarta: PT Amani, 2013), h. 115-225. 
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sifat-Nya tidak sedikitpun terdapat cacat dan tidak ada satupun makhluk yang 

menyerupainya.
20

 

Allah akan memberikan keluasan hati dan pertolongan sesuai dengan takar 

kesiapan hati dan memberikan cahaya makrifat-Nya sesuai dengan kesucian dan 

kejernihan hati, kemudian diisi dengan wirid dan akhlak yang mulia, hingga Allah 

sendirilah yang memperkenalkan diri- kepada hamba-Nya.
21

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas maka 

adapun pokok-pokok permasalahan yang perlu untuk diangkat dalam penulisan kali 

ini yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimana Konsep Qalbu Perspektif Syekh Ibnu ‘At{aillah?. 

2. Bagaimana Proses Takhalli, Tah}alli  dan Tajalli Perspektif Syekh Ibnu 

‘At{aillah?. 

3. Bagaimana Relevansi Manajemen Qalbu Syekh Ibnu ‘At{aillah dalam 

kehidupan Modern?. 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

1. Pengertian Judul 

Untuk memperjelas ruang lingkup dan arah penelitian serta menghindari 

kekeliruan penafsiran  terhadap objek penelitian dan istilah-istilah teknis yang 

terdapat dalam judul, maka peneliti merumuskan definisi operasional dan fokus 

penelitian sebagai berikut: 

                                                           
20

Ibnu ‘At{aillah al-Iskandari, al-Qas}ad al-Mujarrad fi Mar̀ifat al-Ism alMufrad, terj. Fauzi 

Faisal Bahresy, Terapi Makrifat Rahasia Kecerdasan Tauhid  (Cet 1; Jakarta: Zaman, 2012). h. 50-51. 
21

Ibnu ‘At{aillah, al-Hikam, terj.Ade Alimah, Jalan Ruhani Para Perindu Allah, (Yogyakarta: 

Diva Press, 2019), h. 197. 
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Manajemen bersumber dari bahasa Inggris yakni  manage yang memiliki arti 

secara harfiah mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola
22

. Sedangkan menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Manajemen artinya diartikan proses 

penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.
23

  

Kata Qalbu dalam Kamus besar Bahasa Indonesia berarti hati.
24

 Qalbu adalah 

lubuk hati yang paling dalam, tempat bersemayamnya niat, yang menjadi penentu 

nilai dari setiap perbuatan dan amalan manusia, baik atau buruk tergantung dari niat 

hati, yang kemudian direalisasikan melalui jasas dalam bentuk perbuatan.
25

 

Manajemen Qalbu yang dimaksud dalam penelitian ini yakni mengelola dan 

menata qalbu
26

 manajemen qalbu dalam kajian sufistik biasa diistilahkan dengan 

sebutan tazkiyah al-nafs. Tazkiyah berarti suci atau menyucikan, menurut para 

ulama tazkiyah al-nafs berarti memperbaiki dan menyucikan jiwa melalui 

pengetahuan makrifat dan amal sholeh.
27

 Penelitian ini dikaji dalam perspektif Ibnu 

‘At{aillah. 

Ibnu Atha`illah al-Sakadari merupakan ulama sufi berasal dari mesir kota 

Alexander, ulama yang cukup masyhur di kalangan para ulama. Tergolong ulama 

yang produktif, dengan lebih dari 20 karya meliputi bidang tasawuf, tafsir, aqidah, 

hadits, nahwu, dan ushul fiqh. Dari beberapa karyanya itu yang paling terkenal 

adalah kitab al-H{ikam. Ibnu ‘At{aillah disebut  al-Maliki karena dari sudut fikih 

                                                           
22

John M. Echols dan Hasan shadily, Kamus inggris Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1994), h. 520.  
23

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008).  h. 979-980. 
24

Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. III, h. 

493. 
25

Abdullah Gymnastiar, Jagalah Hati, (Bandung: Khas MQ, 2006), h.  Xvi.  
26

Abdullah Gymnastiar, Aa Gym Apa Adanya (Bandung: Khas MQ, 2006), h. 150.  
27

Abdullah Gymnastiar, Memperbaiki Diri dengan Manajemen Qalbu, (Bandung: Mizan, 

2002), h. XVI. 
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bermazhab Maliki. Juga disebut al-Syadzili, karena ia pengikut tarekat Syadziliyah 

bahkan mursyid ke tiga tareka.
28

  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata relevansi memiliki arti 

hubungan, kaitan.
29

 Kata Kehidupan Modern menunjukkan maksud orang-orang 

yang hidup di era modern, kehidupan yang dipenuhi dengan pesatnya kemajuan 

teknologi. Kata kehidupan modern biasa juga diartikan sebagai maksud dari gaya 

hidup modern.
30

 

2. Ruang lingkup Pembahasan 

Untuk Memudahkan memahami objek penelitian perlu pula memahami 

batasan dan ruang cakupan penelitian agar tidak merembes terlalu jauh. 

Wilayah pembahasan manajeman qalbu dalam penelitian ini berfokus pada 

perspektif Ibnu ‘At{aillah dengan menjadikan karyanya seperti kitab Al-H{ikam,  Ta>j 

al-‘Aru>s dan karya-karya lainnya, sebagai rujukan penelitian. 

Penelitian ini meliputi aspek ontologi, aspek epistemologi dan aksiologi. 

Pertama, aspek ontologi yakni tentang hakekat qalbu meliputi pembahasan terkait 

konsep qalbu dan macam-macamnya Perspektif Syekh Ibnu ‘At{aillah, Kedua, aspek 

epistemologi tentang prosep pembinaan dan penataan qalbu meliputi pembahasan 

terkait takhalli, tah}alli  dan tajalli Perspektif Syekh Ibnu ‘At{aillah,  Ketiga, Aspek 

Aksiologi  meliputi pembahasan tentang relevansi manajemen qalbu Ibnu ‘At{aillah 

terhadap kehidupan modern. ‘At}aillah 

                                                           
28

Victor Danner, Mistisisme Ibnu Athàillah, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 1. 
29

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: balai Pustaka, 

2007), h. 50. 
30

Suci Ramadani, ‚Gaya Hidup Modern Masyarakat Desa (Di Desa Gona Kecamatan 

Kajuara Kabupaten Bone‛, Skripsi (Makassar: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah, 2015), h. 7-10. 



13 
 

 
 

D. Kajian Pustaka  

Ibnu ‘At{aillah adalah salah satu ulama sufi klasik yang terkemuka yang 

sangat banyak memberikan sumbangsih yang sangat berharga dalam literatur 

khazanah keislaman khususnya bidang tasawuf, menghadirkan berbagai macam 

konsep-konsep yang fundamental, menggambarkan sosok Ibnu ‘At{aillah 

memberikan pengalaman spiritual tersendiri bagi yang mengkajinya, tidak heran 

gagasan-gagasan dan pemikirannya masih sangat relevan sampai saat ini, sehingga 

masih banyak yang tertarik dalam memahami dan meneliti yang terkait tentang Ibnu 

Atahillah.  

Maka berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap karya-karya dan 

penelitian terdahulu, ditemukan bahwa terkait Ibnu ‘At{aillah al-Sakadanri 

sebelumnya sudah banyak yang ikut serta meneliti dan mengajinya. 

1. Penelitian Khoiruzad, yang berjudul Gagasan Ma`rifat Ibnu ‘At{aillah al-

Iskandariyah dalam Kitab H{ikam, ditulis pada tahun 2010. Penelitian ini 

membahas tentang ma`rifat menurut Ibnu ‘At{aillah di dalam kitabnya al-

H{ikam, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ma`rifat dalam pandangan 

Ibnu ‘At{aillah itu tergambarkan dan terimplementasikan dalam perilaku 

moralitas dalam setiap aktifitas tiap induvidu, dalam artian Ibnu ‘At{aillah 

mengungkapkan bahwa manusialah yang menjadi titik sentral ma`rifat itu 

sendiri dalam bentuk perilaku sosial. Sehingga ma`rifat tidak hanya sekedar 

tentang hubungan hamba pada tuhannya, akan tetapi bagaimana buah dari 

perkenalan kepada tuhan itu dilihat dari hubungannya dalam bermasyarakat, 

kepribadian atau karakter sangat dominan dalam bermar̀ifat, sebab dalam hal 
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ini màrifat dipandang sebagai sandaran atau pedoman moral, seoarang yang 

bermar̀ifat yakni dia yang setiap perbuatan yang diperbuat selalu atas nama 

tuhannya, sehingga hal itu menjadi pelita dalam berperilaku. Selain itu dalam 

proses mencari makna ma`rifat, Ibnu ‘At{aillah menegaskan untuk tidak 

mengabaikan aspek akal pikiran, sebab akal-lah yang memahami makna dari 

ma`rifat itu sendiri melalui usaha proses belajar, hal ini disebut oleh Ibnu 

Athailla dengan istilah al-Salikun.
31

 

2. Penelitian Tesis Ahmad Beadie Busyroel Basyar, yang berjudul Pemikiran 

Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari tentang Pendidikan Islam dan Relevansinya 

dengan Pendidikan Katakter di Indonesia (telaah kitab al-H{ikam Athaiyah), 

ditulis pada tahun 2016. Penelitian tesis ini lebih kepada kajian literasi kitab 

al-H{ikam mengkaji terkait pendidikan islam menurut Ibnu ‘At{aillah dan 

bagaimana relevansinya terhadap pendidikan di Indonesia khususnya 

pendidikan karakter. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pendidikan yang 

ditawarkan oleh Ibnu ‘At{aillah yakni apa yang disebut dengan suluk, yakni 

sebuah pendidikan yang metodenya berproses pada transformasi diri menuju 

kepada keabadian, dengan menjadikan diri sedekat mungkin pada Allah 

hingga sampai pada wusul kepada-Nya. Yang tujuan pendidikan suluk ini 

terletak pada etika yang bertempuh pada asas ketakwaan dan pengetahuan 

tentang hidup yang bersandar pada agama. Adapun relevansi metode suluk 

ini dengan pendidikan karakter yang ada di Indonesia yaitu yang Pertama, 

terletak pada paradigma yang secara langsung bertitik sentral pada peserta 

didik bukan pendidik. Dalam artian paradigma ini menekankan tentang apa 

                                                           
31

Khoiruzad, ‚Gagasan Mar̀ifat al-Iskandariyah dalam Kitab Hikam‛, Skripsi (Yogyakarta: 

Fakultas ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010). 
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yang harus diamalkan oleh seperti didik dalam proses pendidikan tersebut, ini 

memilik paradigma yang sama pada pendidikan suluk yang menekankan 

bahwa ajaran dan amalan yang telah diajarkan oleh mursyd/guru itu dititik 

beratkan bagaimana murid mengamalkannya. Kedua, terletak pada 

penekanan moralitas seorang peserta didik atau murid harus selalu dibenahi 

dan dievaluasi.
32

 

3. Penelitian berikutnya yang ditulis oleh Mardhiah yang berjudul Zikir dalam 

Perspektif Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, ditulis pada Tahun 2020. Penelitian 

ini membahas bagaimana konsep zikir dalam pemikiran tasawuf Ibnu 

‘At{aillah yang mana orientasi dari tasawufnya menekankan pada ketauhidan 

dan tawakal. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa zikir Menurut Ibnu 

‘At{aillah hendaklah tidak sebatas hanya menjadi perhiasan lidah belaka, 

dalam artian zikir tidaklah dimaknai sebatas ketika lisan menyebut-nyebut 

nama-nama Allah semata, zikir di lisan hanya untuk penjelas apa yang ada di 

dalam hati, zikir dalam pandangan Ibnu ‘At{aillah selain terucapkan oleh 

mulut harus juga disertai dengan hadirnya hati atau melibatkan gerak hati. 

hakekat dari zikir itu sendiri menurutnya ketika seorang melafalkan nama-

nama-Nya hatinya akan menyaksikan segala anugerah yang telah diberikan 

kepadanya disertai dengan tafakkur menyaksikan segala tanda-tanda kuasa-

Nya. Seorang yang sedang berzikir jika dia benar-benar menyelam dalam tiap 

kalam-kalam Ilahi yang diucapkan akan merasakan segala kenikmatan dan 

ketenangan dalam hatinya, sebab pada saat itulah Allah pancarkan cahaya-

                                                           
32

Ahmad Beadie Busyroel Basyar, ‚Pemikiran Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari tentang 

Pendidikan Islam dan Relevansinya dengan Pendidikan Katakter di Indonesia (telaah kitab al-H{ikam 

Athaiyah)‛,Thesis (Malang: Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016). 
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Nya ke dalam hatinya sehingga pancaran tersebut menerangi tiap tingkah 

lakunya. Sehingga menurutnya buah dari zikir itu tampak pada setiap tingkah 

laku sebab saat itu pula cahaya-Nya bersinar terang dalam hati pelaku zikir 

tersebut. buah dari zikir itu juga dapat kita lihat sejauh mana seorang hamba 

itu bersandar kepada Allah dan sejauh mana seorang hamba setiap tingkah 

laku dan ibadahnya betul-betul dipersembahkan hanya kepada-Nya semata.
33

 

4. Kemudian Penelitian Dewi Masito, dengan judul Penelitian Konsep Ihsan 

perspektif Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari dalam Kitab al-H{ikam, ditulis pada 

tahun 2021. Penelitian ini juga cenderung bersifat kajian literasi terhadap 

kitab al-H{ikam bagaimana pemikiran tasawuf Ibnu ‘At{aillah tentang konsep 

Ihsan. Hasil Penelitian ini menerangkan bahwa Menurut Ibnu ‘At{aillah Ihsan 

pada dasarnya memiliki dua dimensi pemaknaan yakni yang Pertama, makna 

Hablun Minallah dipahami ketika seorang hamba merasa melihat atau dilihat 

oleh Allah, baik ketika dalam ritual ibadah maupun di luar ritual ibadah 

sehingga muncul dalam hati selalu berserah diri kepada-Nya. Kedua makna 

Hablun Minannas, pengaplikasian dari Ihsan itu sendiri tergambarkan dalam 

bermasyarakat dan beragama, yakni seorang yang sedang berihsan yakni dia 

yang hati dan jiwanya bersih dan terbimbing  oleh cahaya ilahi, sehingga 

setiap perilaku dan tutur katanya baik dan bermanfaat, selalu harmonis dalam 

berinteraksi. Hal ini terjadi merupakan hasil dari jiwa yang bersih dan 

terbimbing karena berihsan. Sehingga ihsan itu dikatakan sukses tidak hanya 

sekedar dilihat dari hubungannya dengan Allah akan tetapi hasil dari 

                                                           
33

Mardhiah, ‚Zikir dalam Perspektif Ibnu ‘At{aillah al-Sakandar‛, Skripsi (Aceh: Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam banda Aceh, 2020). 
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hubungan yang baik kepada Allah itu terimplementasikan melalui 

hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya.
34 

Berdasarkan beberapa pemaparan penelitian terkait pemikiran Ibnu ‘At{aillah 

di atas selalu memberikan sebuah gambaran tasawuf dari Ibnu ‘At{aillah menitik 

beratkan bahwa buah dari hubungan hamba kepada tuhannya dilihat dari hubungan 

baiknya dengan sesama manusia dan lingkungannya, berakhlak yang mulia dengan 

bimbingan langsung dari sang Khaliq. 

Relevansi tesis ini dengan penelitian yang diungkapkan di atas. Yaitu sama-

sama membahas tentang pemikiran tasawuf Syekh Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, 

tetapi yang menjadi perbedaannya terletak pada objek kajian keilmuan yang diteliti. 

Objek kajian yang diteliti dalam tesis ini yakni pemikirannya terkait manajemen 

qalbu. Disamping itu dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang diungkapkan di 

atas menurut analisa peneliti lebih kepada kajian literatur terhadap salah satu 

kitabnya yakni kitab al-H{ikam saja, sedang dalam penelitian tesis ini selain 

menggunakan kitab al-H{ikam sebagai rujukan utama, juga menelusuri karya-karya 

lain dari syekh Ibnu ‘At{aillah seperti kitab Ta>j al-‘Aru>s, lat}aiful Minan, At Tan 

mita>h al-fala>h} wa mishba>h} al-arwa>h}, al-tanwir fi Isqa>th al-tadbir, al-Qas}ad al-

Mujarrad fi Ma’rifat al-Ism al-Mufrad, Unwa>n al-Tawfiq fi A>da>b al-t}hariq  dan 

karya-karya yang lainnya yang dapat dijangkau oleh peneliti.    

E. Kerangka Pikir   

Kerangka teoritis merupakan instrumen yang sangat penting dalam sebuah 

karya tulis ilmiah, sebab dalam kerangka teoritis tersebut dimuat teori-teori yang 

                                                           
34

Dewi Masito, ‚Konsep Ihsan perspektif Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari dalam Kitab al-

H{ikam‛, Skripsi (Kediri: Fakultas Ushuludin dan Dakwa Institut Agama Islam Negeri, 2021). 
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dianggap relevan oleh peneliti dalam mendeskripsikan masalah yang sedang diteliti. 

Selain itu kerangka teoritis ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar 

pemikiran peneliti. Berfungsi untuk menjelaskan pokok-pokok pemikiran dan 

melalau kaca mata atau dari sudut pandang suatu masalah disoroti.
35

 Kerangka 

pemikiran juga digunakan untuk menjelaskan alur-alur atau bagang-bagang sebuah 

penelitian. 

Dalam rangka menyusun kerangka pikir peneliti terlebih dahulu membahasa 

mengenai sosok Syekh Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari seperti karya-karya Syekh, kiprah 

Intelektual dan latar belakan kultur sosial dimana syekh hidup sehingga 

mempengaruhi corak dan tahapan pemikirannya. Kemudian peneliti membahas 

mengenai manajemen qalbu secara umum maupun eksistensinya dalam islam sebagai 

landasan/tinjauan teoritis dalam tesis ini untuk lebih memahaminya secara teoritis 

maupun praktis. 

Pembahasan selanjutnya memaparkan terkait konsep manajemen qalbu 

perspektif syekh Ibnu ‘At{aillah dengan menjadikan kitab al-H{ikam-nya sebagai 

sumber primer dan karya-karya lainnya seperti Ta>j al-‘Aru>s, lat}aiful Minan, At Tan 

mita>h al-fala>h} wa mishba>h} al-arwa>h}, al-tanwir fi Isqa>th al-tadbir, al-Qas}ad al-

Mujarrad fi Ma’rifat al-Ism al-Mufrad, Unwa>n al-Tawfiq fi A>da>b al-t}hariq, yang 

sudah disyarah dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai data 

pendukung. Meliputi pembahasan yang pertama, konsep takhalli perspektif Syekh 

Ibnu ‘At{aillah, yakni apa saja langkah-langkah dalam proses penyucian dan 

pengosongan qalbu dari sifat-sifat yang tercela dan apa saja sifat-sifat yang tercela 

tersebut. Kedua tah}alli yakni langkah-langkah atau tahapan dalam proses mengisi 

                                                           
35

Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadja mada Universitas Press, 

1995), h. 39-40. 
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qalbu dengan sifat-sifat yang terpuji dan mulia, kemudian Tajalli yakni 

tersingkapnya tirai qalbu seorang hamba terhadap tuhannya. Ketiga menganalisis 

relevansi manajemen qalbu ala Syekh Ibnu ‘At{aillah terhadap kehidupan modern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini bagian instrumen yang aman penting dan 

mempengaruhi keberhasilan dalam sebuah penelitian, karena termaksud bagian 

pokok dalam proses pengumpulan data yang sangat diperlukan dalam penelitian. 

Oleh karena itu dalam penelitian dianalisis melalaui beberapa tahapan yang 

meliputi: jenis penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, metode 

pengelolaan data dan analisis data. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan (library 

research), yakni bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi 

Manajemen Qalbu 

 

Relevansinya Terhadap 

Kehidupan Modern 

Tazkiyah al-Nafs 

1. Takhalli 

2. Tah}alli 

3. Tajalli 

Syekh Ibnu At}aillah 

Peranan dan 

Implementasinya 
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dan data dalam bentuk berbagai macam materi yang ada di perpustakaan sebagai 

referensi seperti buku baik dalam bentuk e-book maupun cetak, hasil penelitian 

terdahulu yang berkaitan, artikel, catatan, serta journal baik dalam bentuk cetak 

ataupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul 

secara sistematis, kemudian dikelola, dicermati, disaring, mencatat, mengumpulkan 

hasil catatan kemudian dimasukkan dalam isi penelitian, dengan teknik tertentu 

namun dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis yakni Bertujuan 

memberikan gambaran secara sistematis, cermat dan akurat. 

Untuk lebih spesifik lagi adapun  prosedur dan tahapan-tahapan dalam 

penelitian pustaka dalam tesis ini, sebagai berikut: 

Tabel 1. Prosedur Tahapan Tinjauan Pustaka (Literature Review) 

Tahapan Kegiatan Hasil (output) 

Perencanaan     1. Menelusuri dan mencatat karya 

Syekh Ibnu ‘At{aillah dan literatur 

yang mengupas pemikiran 

tasawufnya 

2. Mengembangkan metode 

penelitian dan tinjauan 

General framework 

Sub-fokus 

a. (Ontologi) Konsep 

Qalbu persfektif 

Syekh Ibnu ‘At{aillah 

b. (Epistemologi) cara 

dan tahapan-tahapan 

tazkiyatun 

nufu>s(Takhalli, 

Tah}alli , dan Tajalli) 

persfektif Syekh Ibnu 
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‘At{aillah. 

c. (Aksiologi) Relevansi 

dan Implementasi 

manajemen qalbu 

Syekh Ibnu ‘At{aillah 

dalam kehidupan 

modern. 

Pelaksanaan 1. Mengendifikasikan dan memilih 

sumber utama. 

2. Memadukan segala temuan, baik teori 

atau temuan baru.  

3. Menganalisis segala temuan dari 

berbagai bacaan, berkaitan dengan 

wacana yang dibahas di dalamnya. 

4. Mengekstraksi, menganalisa, dan 

mensintesis. Yakni Mendiskusikan 

temuan dengan beberapa literaure 

referrensi yang khusus mengkaji 

tentang manajemen qalbu persfektif 

Syekh Ibnu ‘At{aillah. 

 

 

Hasil Penelitian, 

pembahasan dan 

kesimpulan. 

Hasil Menulis dan mempertanggungjawabkan 

hasil temuan penelitian. 

Penelitian Siap untuk 

disebarluaskan dan 
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digunakan dalam 

kepentingan akademik. 

2. Pendekatan Penelitian  

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan filosofis 

dan sufistik.  

a. Pendekatan Filosofis 

Pendekatan filosofis bermaksud untuk menelaah secara kritis, rasional, 

radikal,metodis, sistematis, koheren, komparatif dan universal  terkait konstruksi 

pemikiran Ibnu ‘At{aillah al-Sakadari. serta peranan kajian spiritual khususnya dalam 

pemikiran Ibnu ‘At{aillah. maka untuk memahami keterlibatan kajian-kajian spiritual 

di era modern diperlukan pendekatan secara filosofis.  

b.  Pendekatan Sufistik 

 Pendekatan sufistik dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat secara 

objektif tradisi tasawuf itu sendiri dalam artian membiarkan tradisi tasawuf 

berbicara atas namanya sendiri terkait uraian yang dipaparkan. Pendekatan sufistik 

ini merupakan satu metodologi dalam memahami dan menganalisa secara intuitif 

dan metafisik yang berdasarkan Al-Qur’a>ndan al-Hadis, upaya ini untuk menguji dan 

menggali kembali kedalaman rohani dan kesucian jiwa. Tentunya pendekatan ini 

sangat diperlukan dalam penelitian ini. 

3. Sumber data 

Sumber data yang digunakan bahan-bahan tertulis yang sudah dipublikasikan 

secara formal maupun tulisan yang termaksud karya tulis ilmiah, yang sesuai pokok 

bahasan. Dengan dua macam sumber yakni data primer dan data sekunder. 
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Adapun sumber primer dalam penelitian ini yakni karya Syekh Ibnu ‘At{aillah 

al-Sakandari yakni kitab al-H{ikam Athaiyah. Adapun data sekunder, pada tesis ini 

peneliti menelusuri beberapa karya Syekh Ibnu ‘At{aillah yang lainnya sebagai data 

pendukung seperti Ta>jul ‘Aru>s, lat}aiful Minan, At Tan, mita>h al-fala>h} wa mishba>h} 

al-arwa>h}, al-tanwir fi Isqa>th al-tadbir, Qas}ad al-Mujarrad fi Ma’rifat al-Ism al-

Mufrad, Unwa>n al-Tawfiq fi A>da>b al-t}hariq, yang sudah di syarah dan diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia, dan berbagai tulisan-tulisan atau buku-buku yang terkait 

dengan tema pembahasan. 

4. Analisis Data dan Tekhnik Pengelolaan Data 

Adapun metode dalam analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua 

tahapan komparasi yakni deduktif dan induktif. Tahapan deduktif dalam penelitian 

ini yakni berupaya menarik sebuah hipotesis dari umum ke khusus dengan melalui 

pengamatan terlebih dahulu atau berangkat dari sebuah teori yang kemudian 

dibuktikan dengan pencarian fakta. Sedangkan tahapan induktif dalam penelitian ini 

yakni proses penarikan hipotesis dan pengamatan hal-hal yang bersifat khusus ke 

umum atau sederhananya pengamatan terhadap  data yang dikaji melalui proses yang 

berlangsung dari fakta untuk ditemukan sebuah teori.  

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan 

Sebagai suatu penelitian ilmiah, penelitian ini memiliki beberapa tujuan 

penelitian yakni untuk mendeskripsikan tentang: 

a. Karakteristik pemikiran atau tasawuf dari Ibnu Atahillah. 

b. Sebagai sumbangsi literatur pemikiran Ibnu ‘At{aillah tentang  manajemen qalbu. 

c. Sebagai sumbangsih referensi sejarah dan biografi Ibnu ‘At{aillah. 
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2. Kegunaan  

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Secara praktis Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi 

masyarakat di era modernisasi ini, setidaknya meningkatkan kesadaran spiritual 

dan moralitas. 

b. Secara teoritis diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih dan kontribusi 

intelektual terkait pendidikan akhlak dan spiritual di lingkungan akademik. 

c. Diharapkan penelitian ini khazanah referensi dan informasi baik untuk 

kepentingan akademik maupun bagi semua kalangan dan pihak yang ingin 

menggeluti tentang manajemen qalbu. 
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BAB II 

KONSEP QALBU PRESFEKTIF  

SYEKH IBNU ‘AT{AILLAH AL-SAKANDARI 

 

A. Biografi Syekh Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari 

1. Riwayat Hidup 

Syekh Ibnu ‘At{aillah adalah nama populernya, sedangkan nama lengkap 

yakni Syekh Tajuddin Abu al-Fadl Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul karim Ibn 

Abdurrahma Ibn Abdullah Ibn Ahmad Ibn Isa Ibn al-Husain Ibnu ‘At{aillah al-Judami 

al-Maliki al-Sakandari al-Arafi as-Sufi asy-Syazdili. Adapun nama depannya 

tersebut yakni Tajuddin dan Abu Fadl, menurut penjelasan Ibnu Ajibah sebagai 

nama gelarnya yang diberikan setelah nama lahirnya, Tajuddin artinya mahkota 

agama dan Abu Fadli berarti ayah dari kemuliaan. Adapun Ahmad itu sendiri 

sebagai nama lahirnya yang diberikan setelah ia lahir, ia disebut al-Maliki karena  

menjadi salah satu ulama penting di mazhab Malikiyah. Adapun nama populernya 

yakni Ibnu ‘At{aillah sebagai nama kakek buyutnya yakni ‘At{aillah.
1
 Syekh dari 

qabilah kahlan  dan mempunyai nasab kekeluargaan yang dekat dengan bani Yasrib 

Ibn Qathan yakni keluarga sangat terpandang di bangsa Arab.
2
 Sisebut as-Sufi al-

Syazdli karena ia sebagai ulama sufi di mesir dan menjadi guru besar atau mursyid 

ketiga di tarekat al-Syazdli setelah gurunya yakni Imam Abu Abbas al-Mursi dan 

                                                           
1
Ibnu Ajibah, Ib’a>d al-Ghumam ‘an i>qa>d{ al-Himam fi Syarh{ al-H{ikam, (Beirut; Dar al-Kotob 

al-Ilmiyah, 2009), h. 10. 
2
El-TeNU, Ziarah Maqam Auliya’ Menelisik Lebih Jauh Kehidupan Para Auliya’ (Kairo: 

LTNU Mesir Press 2006), h. 185. 
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Abu Hasan Ali Ibn Abdillah al-Syazdli.
1
   

Syekh Ahmad Tajuddin Abu Fadl atau Syekh Ibnu ‘At{aillah lahir di mesir 

tepatnya di kota Iskadariyah, belum ada sumber yang pasti tahun bulan dan tanggal 

berapa tepatnya beliau lahir, namun kurang lebih sekitar pada abad ke-17 H atau ke 

13 M. hal itu berdasarkan pada tanggal wafatnya yakni 13 Jumadil Akhir tahun 709 

H./1309M. beliau wafat di Kairo tepatnya Madrasah al-Manshuriyah. Di masa Syekh 

Ibnu ‘At{aillah hidup pada saat mesir berada dibawa kekuasaan Dinasti Mamlukiyah, 

saat Mesir menjadi pusat pemerintahan dunia Islam setelah runtuhnya kekhalifahan 

Bagdad tepatnya pada tahun 656 H./1258 M. dibawa kekuasaan Mamluk ini beliau 

sudah menginjak usia mudah dan banyak menuntut ilmu diberbagai ulama ditambah 

kondisi saat itu sangat mendukung, bahkan beliau menjadi salah satu Syekh besar di 

pemerintahan Mamluk.
2
 

Ketaatan dan kemahiran Syekh Ibnu ‘At{aillah terhadap agama didukung 

dengan kondisi dan lingkungan beliau berada, yang pertama lingkungan keluarga, 

Syekh Ibnu ‘At{aillah memang terlahir di kalangan keluarga yang sangat 

berpendidikan di bidang agama dan terkenal sebagai keluarga yang taat agama, 

bahkan kakek beliau dari nasab ayahnya yakni  Syekh Abdul Karim merupakan 

ulama fikih yang cukup masyhur pada zamannya, yang kedua lingkungan di mana 

dia berada yakni kota mesir saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan baik ilmu 

agama maupun ilmu pengetahuan umum, saat itu beliau banyak dihiasi oleh berbagai 

ulama pada bidang fiqih, hadis, usul fikih, ilmu-ilmu bahasa arab dan ilmu tasawuf.
3
 

                                                           
1
Victor Danner, Mistisisme Ibnu Athàillah, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 6-7. 

2
Victor Danner, Mistisisme Ibnu Athàillah, h.  1. 

3
Azizah Aryati, ‚Pemikiran Tasawuf Syekh Ibnu Athàillah al-Iskandary dalam Kitab al-

Hikam, Kajian Tentang Rekonstruksi Dan Kontribusi Nilai-Nilai Tasawuf dalam Pendidikan Islam‛, 

Journal Manhaj 5, no. (2017): h. 1-2. 
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2. Perjalanan Intelektual Syekh Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari 

Sejak kecil Ibnu Atha`illah al-Fadhl sudah dikenal sebagai anak pintar, cerdas, 

dan soleh, karena berwatak rajin, gemar belajar dan ibadah, beliau dikenal gemar 

belajar dan menimba ilmu berguru dari beberapa ulama besar, kebiasaannya tersebut 

terbawa sampai usia lanjut hingga tutup usia. Jika menelusuri lebih dalam lagi 

kiprah Intelektual atau pendidikan Syekh Ibnu ‘At{aillah sebenarnya terbagi menjadi 

tiga fase, sebagaimana akan dijelaskan dibawa ini: 

a. Fase pertama merupakan fase di mana Syekh Ibnu ‘At{aillah masih belajar 

ilmu-ilmu lahir, seperti ilmu fiqih, ilmu mantiq, ilmu hadis, bahasa arab dan 

banyak menghabiskan waktunya di kota Iskandariah. Fase ini dihitung sejak 

beliau masih kecil hingga beliau menginjak usia dewasa, memang sejak dulu 

kakeknya yakni Abdul Karim mempersiapkan beliau untuk ahli dan mahir 

dibidang fikih malikiyah. Sehingga banyak mempelajari ilmu hukum di 

mashab maliki, hal itu dilakukan sebagaimana tradisi orang-orang 

ayyubiyah.
4 

Adapun guru-guru beliau pada bidang fikih yang paling masyhur 

adalah Syekh Nasir al-Di<n Ibn al-Muni>r al-Juhdami> al-Sakandari> (w. 689 H). 

pada bidang Ilmu Nahwu beliau berguru kepada syekh al-Mazumi al-

Sakadari>.
5
 sedang pada bidang ilmu hadis berguru kepada Syekh Shihab al-

Din Abu al-Ma’à>li Ahmad Ibn Ishaq Ibn Muhammad (w. 701 H), dan pada 

bidang ushul fikih, ilmu kalam, Mantiq, bahkan Falsafah, yang paling 

                                                           
4
Victor Danner, Mistisisme Ibnu Athàillah, h. 6-7. 

5
Ahamd Baedie Busyroel Basyar, ‚Pemikiran Ibnu ‘At{aillah tentang Pendidikan Sufistik dan 

Relevansi nya dengan Pendidikan karakter di Indoensia  (Telaah Kitab al-H{ikam at}a>iyah)‛, Thesis, 

(Malang: Program Magister Pendidikan Agama Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), h. 65. 
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terkenal beliau berguru kepada Syekh Muhammad Ibn Mahmu>d Ibn Iba>d 

beliau lebih terkenal dengan nama populernya yakni Syekh Syams al-Din al-

Ashbahani> Hujja al-Mutakallimin (w. 688), Kemudian pada bidang Ilmu 

bahasa berguru kepada Syekh  Muhyi> al-Manzumi  al-Iskandari.
6
 

Syekh Ibnu ‘At{aillah pada fase ini karena banyak mendalami ilmu-

ilmu dzahir salah satunya fikih maliki yang notabenenya saat itu sangat 

berseberangan dengan ilmu-ilmu tasawuf, hal itu mempengaruhi cara berfikir 

Syekh Ibnu ‘At{aillah sehingga tidak menerima ajaran-ajaran tasawuf, hal itu 

ditambah lagi dengan kakeknya yakni Syekh Abdul karim yang sekaligus 

menjadi gurunya, bertanggung jawab dalam membimbingnya, yang mana dia 

sebagai ulama fikih yang anti tasawuf, sehingga saat itu Syekh Ibnu ‘At{aillah 

bersependapat dengan kakeknya bahwa tidak ada hukum selain hukum fikih, 

tidak ada yang dapat dicari selain ilmu hukum, dan tidak ada ulam selain 

ulama syariat.
7
 

Bahkan sebelum beliau bertemu  langsung dengan Syekh Abu Abbas 

al-Mursi, Syekh Ibnu ‘At{aillah adalah salah satu ulama yang sangat 

menentang dan melontarkan kritikan-kritikan tajam kepada Syekh Abu 

Abbas al-Mursi. Dia sangat menentang dan menolak semua cerita-cerita 

tentang kekaromatan Syekh al-Mursi. Hal ini merupakan sikap yang sama 

apa yang dilakukan oleh kakeknya Syekh Abdul Karim kepada Syekh al-

Mursi dan Abu Hasan al-Syazdili, hingga pada suatu ketika Syekh al-Mursi 

meresponnya dengan berkata kepada jamaahnya, ‚Sesunggunya saya tidak 

sedikitpun menyimpan dendam kepada Abdul karim, dia melakukan itu 

                                                           
6
al-Bouti, al-Hikam Al-Athaiyah Syarh Wa Tahli>l, juz 1 ( Beirut: Da>r al-Fikr, 2003). h. 8-9. 

7
al-Bouti, al-Hikam Al-Athaiyah Syarh Wa Tahli>l, I. h. 9. 
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karena dia tidak mengetahuinya dan aku pun mendoakannya semoga Allah 

merahmatinya dengan umur yang panjang dan semoga dari keturunannya 

(Abdul karim lahir) muncul seorang alim yang akan menjadi muridku dan 

menjadi guru dari murid-muridku.‛
8
 

Doa Syekh al-Mursi ini kemudian menjadi cikal bakal bahwa Syekh 

Ibnu ‘At{aillah. terpilih sebagai orang yang dimaksudnya lahir dari keturunan 

Abdul karim, orang yang akan menjadi pengikutnya dan pembelanya, dan 

bersahabat karena Allah. 

b. Fase kedua dalam kehidupan syekh Ibnu ‘At{aillah disebut fase proses 

peralihan dari pembenci ajaran tasawuf menuju pencinta. Sebagaimana 

dipahami bahwa sebelumnya beliau adalah seorang ulama fikih yang sangat 

menolak ajaran-ajaran kerohanian yang pada akhirnya menjadi seorang ulama 

yang lebih ahli dalam bidang tasawuf.  

Transisi pemikirannya dari fikih anti tasawuf ke pemikiran sufistik, 

itu berawal dari keraguannya selama ini tentang rumor-rumor yang terus 

berkembang tentang Syekh Ibnu Abbas al-Mursi sedang dirinya belum 

pernah ketemu sekalipun, seperti berbagai macam karomah-karomah yang 

terus dicerita dari mulut ke mulut. Hingga pada akhirnya dia berniat untuk 

mengunjungi pengajian Syekh Ibnu Abbas untuk bertabayyun kepadanya, hal 

ini dapat dilihat dari ucapannya, sebagai berikut. 

 Apakah semestinya aku membenci tasawuf?, apakah suatu hal yang 
benar ketika aku tidak menyukai Abu Abbas al-Mursi?, sedang aku belum 
pernah menjumpainya. selama aku merenungkan diri dan mencerna keraguan 
ku, akhirnya akupun memberanikan diri untuk menghadiri pengajiannya 
mengenal siapa al-Mursi yang sebenarnya dan apa yang sejatinya dia ajarkan. Kalau 

                                                           
8
Arrazy Hasyim, Sejarah Penulis Kitab al-Hikam (Ibnu ‘At{aillah), Petuah Ulama Tv. 

(diakses pada 3 Nov 2021). 
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dia orang yang benar dan baik maka akan tampaklah tanda-tandanya atau kalau dia 
tidak demikian maka begitupun sebaliknya.

9
  

Hadirlah beliau di pengajian Syekh Abu Abbas al-Mursi secara diam-

diam, ia menyamar sebagai jamaah biasa, disitulah Syekh Ibnu ‘At{aillah 

sangat menyimak segala apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Abbas al-

Mursi. Dalam majelis tersebut Syekh al-Mursi menjelaskan tentang Syariat, 

Iman dan Ikhsan sebagai tiga dimensi yang tidak terpisahkan dalam ajaran 

Islam, ia pun menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban, hikmah-hikmah, 

keutamaan-keutamaan, dan dalam majelis tersebut Syekh Ibnu ‘At{aillah 

menemukan manisnya tasawuf dan meresponnya dengan sangat baik, dan 

menganggap Syekh al-Mursi sebagai ulama yang selain ahli bidang tasawuf 

(ikhsan) juga ahli di bidang fikih, hukum-hukum (syariat), teologi (Iman). 

Hingga pada akhirnya memutuskan untuk Istiqamah mengikutinya.
10

 

Transformasi Syekh Ibnu ‘At{aillah dari fuqaha kepada sufi sesuai 

dengan doa yang pernah diucapkan oleh Syekh al-Mursi untuk Abdul karim. 

Sungguh tanda-tanda itu sangat kuat hanya kepada Syekh Ibnu ‘At{aillah dan 

kedatangannya merupakan hal yang sudah lama ditunggu oleh al-Mursi 

sesuai dengan firasatnya selama ini. Hal ini dapat dilihat dari ucapan al-

Mursi disaat Ibnu ‘At{aillah datang di majelisnya secara sembunyi-sembunyi, 

‚Sunggu orang yang selama ini aku tunggu-tunggu sekian lama telah datang 

hari ini‛
11

, sontak hal itu membuat Ibnu ‘At{aillah terkejut dan membuatnya 

semakin penasaran dengannya. 

                                                           
9
 Ibnu Ajibah, Ib’a>d al-Gumam ‘an i>qa>d{ al-Himam fi Syarh{ al-H{ikam, h. 11 

10
Abdul Halim Mahmud, Latha>if al-Mina>n li Ibn ‘At{a>illa>h As-Sakandary, (Kairo: Dar 

AlMa’arif, tt) 105. 
11

Arrazy Hasyim, Sejarah Penulis Kitab al-Hikam (Ibnu ‘At{aillah), Petuah Ulama Tv. 

(diakses pada 3 Nov 2021). 
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Adapun guru syekh Ibnu ‘At{aillah pada fase ini selain Syekh Abu 

Abbas al-Mursi, beliau juga berguru bidang tasawuf pada Syekh Yakut al-

Arsyi, yang sekaligus menjadi teman seperguruan, karena beliau salah satu 

murid langsung dari Syekh al-Mursi.
12

 

Selain itu guru tasawufnya yang terkenal adalah Syekh Abu al-Hasan 

Ali Ibn Abdillah asy-Syazdili, merupakan mursyid pertama dari tarekat al-

Syadziliyah, yang nama penamaannya dinisbatkan kepadanya, beliau 

merupakan guru langsung dari Syekh al-Mursi yang belajar selama dua belas 

tahun kepadanya. Syekh Ibnu ‘At{aillah memutuskan mendalami samudra 

tasawuf dengan belajar langsung kepada Syekh Abu Hasan, yang kemudian 

sangat mempengaruhi pemikiran tasawufnya.
 13

  

c. Fase ketiga ini merupakan fase memperdalam keilmuannya dibidang ilmu 

tasawuf dan lebih dikenal sebagai ulama sufi ketimbang sebelumnya yang 

sebagai ulama fuqaha, walaupun demikian Syekh Ibu ‘At{aillah sekalipun 

sebagai ulama sufi dia salah satu yang menyuarakan bahwa penting dua 

keilmuan tersebut yakni antara ilmu syariat dan hakekat merupakan dua 

kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain, seorang yang belajar syariat 

seharusnya tidak berhenti pada bidang itu saja namun seharusnya berlanjut 

hingga belajar tentang hakekat ibadah yang dipelajari, begitupun sebaliknya 

seorang yang mempelajari ilmu tasawuf bukan berarti dia boleh mengabaikan 

syariat begitu saja, karena syariat sebagai dasar yang mesti kokoh ketika 

terjun dalam samudra hakekat. Hingga pada fase ini merupakan fase 

                                                           
12

Ahamd Baedie Busyroel Basyar, ‚Pemikiran Ibnu ‘At{aillah tentang Pendidikan Sufistik 

dan Relevansi nya dengan Pendidikan karakter di Indoensia  (Telaah Kitab al-H{ikam at}a>iyah)‛, h. 66. 
13

al-Bouti, al-Hikam Al-Athaiyah Syarh Wa Tahli>l, I. h. 9. 
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menggabungkan dan mengembangkan dua keilmuan tersebut yang dianggap 

berseberangan saat itu. 

Di fase ini beliau menjadi guru besar aktif mengajar, menyebarkan 

keilmuannya di berbagai madrasah yang ada di Iskandariyah, selain di 

Iskandariyah pada fase ini beliau juga aktif di Kairo menjadi guru besar di 

berbagai madrasah, dan di universitas al-Azhar serta aktif memberikan 

pengajian-pengajian terkait tasawuf dan fikih Maliki diberbagai majelis-

majelis masjid yang ada di wilayah Kairo sekalipun di daerah terpencil. 

Aktivitas mengajarnya  dari Iskandariyah ke Kairo dia lakukan sampai kedua 

gurunya wafat, sejak saat itu dia memilih hijrah dan menetap di kairoh.
14

 

Pasca wafatnya Syekh Abu Abbas al-Mursi pada tahun 686 Hijriyah. 

Maka syekh Ibnu ‘At{aillah menjadi pelanjut mursyi> tarekat asy-Syadziliyah 

yakni sebagai mursyi>d ketiga. Statusnya sebagai Mursyi>d dan syekh besar 

tidak membuat dirinya berhenti mengajar dan bermusyafir menyebarkan ilmu 

yang dimilikinya, statusnya sebagai mursyi>d tidak membuatnya berbesar 

hati, tidak memilih-milih kepada siapa ajarannya diberikan. Ketawaduannya 

membuat diri semakin disegani dan dicintai oleh masyarakat.
15

 

Rutinitas dan keikhlasan mengajar Syekh Ibnu ‘At{aillah membuahkan 

hasil yakni melahirkan banyak ulama-ulama yang ahli diberbagai disiplin 

ilmu pengetahuan agama yang juga cukup masyhur.  Beberapa diantaranya 

seperti, Imam Taqiyyuddi>n as-Syubki> sang pengarang kitab Thabaqa>t as 

Syafi’iyyah al-Kubro, Ahmad Ibn Idris al-Qarafi> sang pengarang kitab Anwa>r 

                                                           
14

El-TeNU, Ziarah Maqam Auliya’ Menelisik Lebih Jauh Kehidupan Para Auliya’ , h. 186. 
15

El-TeNU, Ziarah Maqam Auliya’ Menelisik Lebih Jauh Kehidupan Para Auliya’ , h. 186. 
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al-Buru>q fi> Anwa>’ al-Furuq dan al-Yawa>ki>t fi> Ahkam al-Mawa>qi>t, Dawud 

Ibn Umar Ibn Ibrahi>m sang pengarang kitab al-Lat}i>fah al-Mardiyah Fi Syarh 

Dua>’ al-Syadziliyyah dan Mukhtashar  at-Talqi>n, dan Syekh Dawud Al-

Bakhili ulama yang ahli di bidang hukum dan sekaligus ilmu tasawuf, ulama 

yang ikut serta mengembangkan antara ilmu tasawuf dan fikih sebagaimana 

apa yang dilakukan oleh gurunya.
16

 

3. Karya-karya Syekh Ibnu ‘At{aillah al-Sakadari 

Kedalaman spiritual dan intelektual syekh Ibnu ‘At{aillah tergambarkan 

melalui banyaknya karya-karyanya dalam bidang tasawuf, namun dalam penelitian 

ini hanya menyebutkan beberapa saja yang dapat dijangkau oleh peneliti,  beberapa 

diantaranya yang paling terkenal sebagai berikut:  

a. Kitab al-H>{ikam At}a>iyyah,  (bijaksana).
17 

Kitab kumpulan kalam-kalam mutiara syekh Ibnu ‘At{aillah, kitab 

yang  sangat menggambarkan kedalaman spiritualnya, kalam-kalam yang 

lahir dari perasaan yang tenggelam dengan keIlahian. Kitab al-Hikam 

At}a>iyyah ini merupakan magnum opusnya, menjadi rujukan utama dalam 

memahami tasawuf Ibnu ‘At{aillah bahkan menjadi rujukan tasawuf ala 

tarekat asy-Syadziliayah. 

b. al-Latha>’if al-Minan fi Mana>qib Abi al-Abbas al-Mursi wa Syekh Abi al-

Abbas al-Mursi wa Syaykhihi Abi Hasan al-Syadili, (Berkah dalam 

kehidupan Abu Abbas al-Mursi dan gurunya Abu Hasan).
18 
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al-Bouti, al-Hikam Al-Athaiyah Syarh Wa Tahli>, I. h.  
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Ibnu ‘At{aillah al-Sakanadari, Matan al-Hikam At}aiyyah,  (Jakarta: Perpustakaan Nasional 

Republik Indonesia, tth). 
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Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, al-Latha>’if al-Minan fi Mana>qib Abi al-Abbas al-Mursi wa 
Syekh Abi al-Abbas al-Mursi wa Syaykhihi Abi Hasan al-Syadili, terj. Fauzi Faisal Bahresy, Latha>if 
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Kitab yang  banyak bercerita tentang dua biografi guru terdekatnya 

yakni Syekh Abu Hasan al-Syazdili dan Syekh Abu Abbas al-Mursi, hikmah-

hikmah atau pelajaran yang sangat dalam, yang dapat diambil dari kisah 

keduanya, juga membahas tentang ajaran-ajarann tasawuf keduanya, yang 

menekankan kedekatan dan penyerahan diri kepada Allah. juga membahas 

terkait dzikir-dzikir yang dibacanya dan nasehat-nasehat yang disampaikan 

di depan murid-muridnya ketika mengajar. 

c. Mifta>h al-Fala>h wa misba>h al-Arwa>h fi D}zikr Allah al-Kari>m al-Fatta>h 

(Kunci kesuksesan dan penerang spiritual dengan dzikir kepada Allah).
19 

Kitab yang banyak membahas terkait adab-adab yang mesti dipatuhi 

oleh seorang salik, serta manfaat-manfaat dan keluasan makna dzikir, 

disamping itu ia mengungkapkan apa saja dalil-dalil tentang anjuran 

berdzikir secara kuantitas dan kualitas dalam Al-Qur’an dan al-Hadis. Juga 

mencantumkan dzikir-dzikr yang dibacanya yang diajarkan dari guru ke guru 

(bacaan dzikir pilihan), serta waktu yang dianjurkan dibaca.  

d. at-Tanwi>r fi isqa>t}  al-Tadbir, (Eksposisi pendekatan tarekat syadziliah).
20

  

kitab yang banyak menjelaskan terkait konsep tasawuf Syekh Ibnu 

‘At{aillah yang sangat menekankan aspek kepasrahan secara total kepada 

Allah (tawakal), dengan memangkas kecenderungan untuk at-Tadbir  (Yakni 

keinginan untuk terus mau mengatur-atur apa yang seharusnya menjadi 

                                                                                                                                                                      
al-Minan Rahasia yang Maha Indah Belajar Hidup Berkah dari kekasih Allah, (Jakarta: PT. 

SerambiIlmu Semesta, 2008).  
19

Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Mifta>h al-Fala>h wa misba>h al-Arwa>h fi D}zikr Allah al-Kari>m 
al-Fatta>h, terj.  Hilman Hidayatullah Subagyo, Dzikrullah Bersama Ibnu ‘At{aillah, (Cet. 1; 

Tangerang: PT. Lenterah Hati, 2017). 
20

Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari,  at-Tanwi>r fi isqa>t}  al-Tadbir, terj. Misbah el-Majid, Mustika 
Pencerahan Qalbu, at-Tanwi>r fi isqa>t}  al-Tadbir, (Surabaya: PT Hikmah Perdana, 2013). 
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urusan dan prioritas Allah, seperti terus memikirkan akan bagaimana 

nasibnya di masa depan tanpa adanya usaha hal, itu sebagai bentuk 

kurangnya iman atas penjaminan Allah. kitab yang menekankan ridha atas 

ketetapan-Nya baik itu positif dan negatif secara pandangan dzahir. 

e.  Ta>j al-‘Aru>s  al-Hawi>  li tahz|>b al-Nufu>s, (Cara-cara pembersihan jiwa).
21 

Kitab ini membahas terkait apa saja penyakit-penyakit hati yang 

dapat merusak hubungan seorang hamba kepada tuhannya, penyakit hati 

yang mesti diwaspadai, selain itu dalam kitab ini juga menjelaskan 

bagaimana langkah-langkah dalam menyucikan hati atau menyucikan jiwa, 

sebab hanya hati dan jiwa yang sucilah yang dapat sampai kepada Allah swt. 

f. al-Qas}ad al-Mujarrad fi Ma’rifat al-Ism al-Mufrad.22
  

Kitab ini membagas terkait penjelasan dzikir lafadz ‚Allah‛, makna 

dan sifat-sifat yang melekat kepadanya. Kitab ini juga menjelaskan bahwa 

lafadz Allah merupakan bentuk dzikir walaupun tanpa disandarkan dengan 

lafadz-lafadz lainnya, karena sifat-sifat dan nama-nama Allah semua merujuk 

dan bersandar kepada lafadz Allah. lafadz-lafadz syariat pada dasarnya hanya 

sebagai lahiriyah sedangkan makna hakekatnya kembali kepada Allah. 

g. ‘Unwa>n at-Taufi>q Fi> A>da>b al-T{ari>q.23 

Kitab ini menjelaskan tentang kritikan-kritikan Syekh Ibnu ‘At{aillah 

kepada Syekh Syuaib Ibn Husain al-Anshari, terkait etika-etika ketika 

bertasawuf. Syekh Ibnu ‘At{aillah berselisih pendapat dengannya pada 
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Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Ta>j al-‘Aru>s  al-Hawi>  li tahz|>b al-Nufu>s, terj. Fauzi Faisal 

Bahresy, Mengaji Ta>jul ‘Aru>s Rujukan utama mendidik Jiwa, (Cet 1; Jakarta: Zaman, 2015). 
22

Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, al-Qas}ad al-Mujarrad fi Màrifat al-Ism alMufrad, terj. Fauzi 

Faisal Bahresy, Terapi Makrifat Rahasia Kecerdasan Tauhid  (Cet 1; Jakarta: Zaman, 2012).  
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Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, ‘Unwa>n at-Taufi>q Fi> A>da>b al-T{ari>q  , terj. Fauzi Faisal 

Bahresy, Terapi Kasidah Cinta dan Amalan Wali Allah, (Cet. 1; Jakarta: Zaman, 2011). 
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prinsip-prinsip etika bertasawuf dan tentang bagaimana harusnya etika ketika 

bersosial kepada masyarakat dan orang-orang saleh. Dalam kitab ini Syekh 

Ibnu ‘At{aillah menjelaskan etika berdzikir dalam pandangannya dalam bentu 

syair-syair dan smengajarkan munajat kepada Allah serta wiri-wirid yang 

dibaca. 

h. al-T{ari>q al-Ja>ddah fi> Nayl al-Sa’̀a>dah.24 

Kitab yang membahas tentang cara-cara dalam memperoleh hakekakt 

kebahagiaan dengan kesungguhan jiwa, menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah bahwa 

jalan kebahagiaan mesti ditempuh dengan jiwa yang bersungguh-sungguh 

dekat kepada Allah semata yakni dengan ketaatan dan kebahagiaan adalah 

hati yang nyaman dan damai karena kedekatannya kepada Allah, serta jiwa 

yang tentram karena yakin atas penjaminan-Nya. 

i. Us}u>l Muqaddima>t al-Wus}u>l.25 

Kitab yang membahas tentang makna  wus}ul ila llah yang sebenarnya, 

Wus}ul ila llah secara bahasa berarti sampai kepada Allah. sampai kepada 

Allah dalam pemahaman Syekh Ibnu ‘At{aillah adalah sampainya pemahaman  

ilmu tentang Allah  yang didapatkan penyaksian mata batin. Sampainya dan 

terbukanya mata batin tentang makrifat salah satunya dengan keagungan 

Allah. 
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Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Mifta>h al-Fala>h wa misba>h al-Arwa>h fi D}zikr Allah al-Kari>m 
al-Fatta>h, terj.  Hilman Hidayatullah Subagyo, Dzikrullah Bersama Ibnu ‘At{aillah, h. 13.  

25
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B.   Qalbu Perspektif para ulama 

Sebelum masuk pada pembahasan, ada baiknya terlebih dahulu memahami 

bagaimana konsep qalbu dan cara memanajemankannya menurut para ulama serta 

meninjauh pengertian secara universalnya, bertujuan sebagai bahan sintesis, analisis 

dan ekstraksi dengan sumber-sumber lain.  

1. Pengertian Qalbu secara Umum 

Kata qalbu secara umum berarti hati, biasa juga diartikan sesuatu yang suka 

berbolak bali k, pergi, kembali, maju, mundur, berubah, naik dan turun. Ditinjau dari 

segi bahasa qalbu mashdar dari qalabah-yaqlibu-qalban yang berarti, membalikkan  

atau memalingkan, beberapa ahli bahasa juga mengartikannya sesuatu yang berubah 

atau berpindah. Dikatakan berubah-rubah bersandar pada sifatnya yang memang 

sering berubah atau tidak menetap. Bisa berpindah-pindah dari kondisi yang satu ke 

kondisi yang lain atau berbalik dari yang sebelumnya di satu waktu. Dalam artian 

qalbu bisa saja dalam kondisi positif namun bisa satu waktu dalam keadaan negatif. 

Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ibnu Manzu>r: ‚summiyah al-qalbu qalban 

litaqallubih.‛ disebut qalb karena sifatnya yang tidak konsisten (bolak balik). 

Menurutnya hal ini karena merujuk pada sifat asalnya yang suka berbolak balik.
26

  

Kata Qalbu sudah diserap ke dalam bahasa indonesia yang mana dalam 

Kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti yang sama yaitu hati.
27

 Qalbu adalah 

lubuk hati yang paling dalam, ia disebut sebagai karunia yang paling besar yang 

pernah Allah berikan kepada manusia. Disebut karunia sebab segala potensi manusia 

salah satunya bersumber pada hatinya. Hati tempat bersemayamnya niat, yang 
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Ibnu Manzūr. Lisān Al-‘Arab , Jilid 5 (t.t.: Dār al-Ma’arif, t.th), h. 3714. 
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Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. III, h. 
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menjadi penentu nilai dari setiap perbuatan dan amalan manusia, baik atau buruk 

tergantung dari niat hati, yang kemudian dikelola oleh akal agar bisa direalisasikan 

melalui jasas dalam bentuk perbuatan.
28

 

Kata qalbu dalam beberapa kamus bahasa Arab-Indonesia, bila berdiri sendiri 

tanpa bersandar atau berdampingan dengan kata lain disebut qalb diartikan hati, 

akal, dan jantung. Bila dalam bentuk ucapan misal dalam bventuk kalimat qalbu al-

jaisy berarti hati, pati, pusat atau saripati dari sesuatu. Sifat hati yang selalu 

berubah-ubah dikarenakan ia bertempat di antara dua sisi yang berbeda yakni antara 

unsur kebaikan dan kejahatan, dengan itu melalui qalbu Allah mengungkapkan dirina 

kepada hambanya.29
 

Sedangkan menurut Idris al-Marbawi dalam kamusnya menyebut kata qalb 

dengan arti yang pertama menunjukkan arti kata hati dan kedua menunjukkan arti  

kata membalikkan sesuatu, menukar, memalingkan atau mengubah sesuatunya. 

Memandang sesuatu yang bersifat zahir secara batiniah ataupun sebaliknya, karena 

itulah sifat dan kelebihan pada qalb manusia.
30

 

Qalbu di bagi menjadi dua pemaknaan yang pertama qalbu secara jasmani 

dan kedua secara rohani. Makna secara jasmani diartikan sebagai salah satu organ 

inti badan yang berwana merah kemerah-merahan di bagian atas rongga perut 

berguna untuk mengambil sari-sari makanan di dalam darah dan menghasilkan 

empedu. Sedangkan makna secara rohani berarti tempat di mana bersemayamnya 

niat, yang menentukan nilai-nilai dari perbuatan seseorang, sehingga apakah orang 
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Abdullah Gymnastiar, Jagalah Hati, (Bandung: Khas MQ, 2006), h.  Xvi.  
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Abi Aunillah al-Kuwarasani, Biarkan Hatimu Berbicara, (Jogjakarta: Saufah, 2015). 
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itu mulia atau terhina yang ditentukan dari kondisi qalbu yang dipahami secara 

rohani. 

Qalbu secara rohani ini yang berkaitan dengan ruh, fitrawi yang bersifat  

halus dan lembut,  dipahami sebagai bagian dalam dari ruh manusia, yang bersifat 

suci dan murni. yang sifatnya sangat halus, yang meminjam nama tuhan yakni lat}i>f 

(lembut) dalam artian yang mengandung nama-nama ketuhanan di dalamnya 

Rabbani (Sifat Ketuhanan). Qalbu secara rohani inilah yang menjadi hakekat dari 

manusia yang sebenarnya yang dapat memahami segala realitas.
31

 Para ulama 

berpendapat bahwa qalbu yang dipahami secara rohani inilah menjadi sumber  

pengetahuan tentang tuhan, alam semesta dan manusia. Sebagian ulama lagi bahkan 

menegaskan bahwa hati menjadi jantung ruh. 

2. Menurut Kalangan Ulama 

Qalbu dianggap sebagai sumber kehidupan spiritual manusia dan merupakan 

pusat dari segala aktivitas batiniah. Dalam kalangan ulama sufi, pembahasan qalb 

menjadi titik sentral yang sangat penting, dikatakan sangat penting sebab qalbu 

merupakan tempat entitas metafisika yakni bersemayamnya sifat-sifat ketuhanan 

dalam diri manusia dan merupakan tempat di mana manusia bisa merasakan 

kehadiran-Nya secara langsung. Oleh karena itu, qalbu dianggap sebagai pintu 

gerbang antara manusia dan Tuhan.
32

 

Manusia yang telah berhasil mengembangkan qalbunya akan memiliki 

kepekaan yang tinggi terhadap kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 

Mereka juga akan lebih mudah merasakan keindahan alam semesta dan kebaikan 

                                                           
31

Muh. Arif, Mengapa Qalb harus dididik?,  (Solok, Cv Insan Cendikiawan mandiri, 2020), h. 
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Ryandi, ‚Konsep Hati Menurut al-H{a>lkim al-Tirmiz|i ‛, Journal Kalimah 12, no. 1. (2014). 
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dalam diri orang lain. Pusat kepekaan dan empati Manusia yang telah berhasil 

mengembangkan qalbunya akan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap keindahan 

alam semesta dan kebaikan dalam diri orang lain. Mereka juga akan lebih mudah 

merasakan kasih sayang dan empati terhadap sesama manusia.
33

   

Ulama-ulama klasik terdahulu banyak juga meninggung terkait eksistensi 

trem-trem qalbu dalam islam, beberapa diantaranya seperti, Imam at-Tirmiz|i  dan 

Imam al-Ghazali, berikut beberapa pendapatnya tentang qalbu. 

a. Imam at-Tirmiz|i   

Menurut Imam Tirmiz|i  secara bahasa qalb  merupakan akar kata dari al-

qulub, diambil dari kata qalaba. Secara makna kata imam Tirmiz|i sama dengan ahli 

bahasa sebelumnya, yakni memiliki arti perubahan pada sesuatu. Qalbu menurutnya 

menjadi instrumen yang sangat vital dan urgen dalam diri manusia, sebab dengan 

qalbu-lah manusia memahami sesuatunya, bahkan dengannya manusia sampai pada 

tahapan makrifatullah. Lewat hatilah Allah memperkenalkan dirinya dan lewat 

hatilah hambanya menyerap perkenalan tersebut dari-Nya.
34

 

  Qalbu dalam pandangannya memiliki prinsip dan pandangan yang sama 

dengan ulama yang lainnya. Bahwa qalbu bukanlah hanya sekedar tempat 

bersemayamnya h}ubb (cinta), ‘amifah> (perasaan), akan tetapi lebih dari itu sebagai 

tempat bersemayamnya idrak> (untuk mengetahui) dan dzauq (Intuisi). Hingga 

menurut qalbu memiliki empat tahapan di dalamya yang disebut dengan istilah 

maqamat qalbu. 
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1) S}adr  

S}adr berari sesuatu yang mendahului seperti sampu buku yang mendahului 

sebuah buku.
35

 Menurut Imam at-Tirmiz|i  s}adr merupakan tingkatan pertama pada 

qalbu, ia merupakan tempat dan ruang dimana hati, akal dan nafsu bertemu, 

sehingga s}adr dikatakan sebagai sumber segala urusan dan perbuata.  S}adr tingkatan 

hati dimana yang berfungsi sebagai tempat dan ruang. Seperti tempat akal untuk 

menghafal ilmu yang didapati.
36

 

Maka imam at-Termizdi mengibaratkan s}adr seperti ruang khusus tempat 

berkumpulnya untuk bermusyawarah antara raja dan para jabatan yang lain. S}adr 

juga berfungsi untuk mewadahi segala informasi dari pengetahuan  yang sudah 

didapatkan, ilmu yang didapatkan baik melalui proses korespondensi panca indera 

maupun rasionalitas. Baik dalam bentuk ilmu pengetahuan, hukum-hukum maupun 

informasi lainnya, diibaratkan seperti ruang rumah yang menampung atau menerima 

semua cahaya dari lampu.
37

 

2) Qalb 

Qalb berada pada tingk atan kedua setelah s}adr, qalb berada di dalam s}adr.  

Imam termidzi mengibaratkan seperti bola mata jika s}adr bagian putih dari mata 

maka qalb adalah bola hitamnya atau seperti sumbu yang berada di dalam lampu.
38

  

Menurutnya qalb adalah tempatnya ilmu sebab dengannya manusia 

bertadabur dan bertafakur, diibaratkan seperti  sumur qalb-lah yang menjadi mata 

airnya sedangkan s}adr adalah sumurnya yang menopang mata air.
39
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Louis Ma’luf, Al-Munjid fi> al-Lughah wa al-’A<lam, (Beirut: Da>r al-Masyriq, Cet.38, 2000), 
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3) Fu’a>d  

Fu’a>d tahapan ketiga setelah qalb, diibaratkan seperti iris-iris mata yang 

terlihat di bola mata bagian hitam. Atau diibaratkan Masjidil Haram yang berada di 

dalam kota Mekah, atau seperti serat-serat dalam sebuah buah.
40

  

Imam at-Termidzi memahami bahwa pada dasarnya fu’a>d dan qalb itu punya 

makna yang sama yakni sebagai  basar} (tempat mata batin). Namun jika ditinjau dari 

segi fungsi maka kedua unsur ini tetap berbeda pemaknaan. Fu’a>d itu tempat 

bersemayamnya ru’yah ba>t}iniyah, sedangkan qalb merupakan tempat ilmu. Ditinjau 

dari segi peranan bahwa fu’a>d berfungsi untuk melihat sedangkan qalb untuk 

mengetahui. Jika penglihatan dan pengetahuan saling berintegrasi hal itu menjadikan 

terbukanya sesuatu yang gaib dimana ketika seorang hamba meminta pertolongan 

kepada Allah dengan ilmu, yang disebut dengan musya>hadah  dan iman.
41

 

4) Lubb 

Menurut Imam at-Tirmiz|i  lubb ini merupakan tingkatan keempat setelah 

fu’a>d,  dia diibaratkan nikmatnya saripati dalam sebuah buah-buahan, ia adalah 

lapisan yang terdalam dalam qalbu. Diibaratkan cahaya dari sebuah lampu yang 

memancar.
42

  

kata lubb berakar kata labba, disebut juga lubban bi al-maka>n yan artinya 

berdiam di dalamnya. Bentuk jamaknya adalah al-ba>b artinya yang bersih atas segala 

sesuatu, yakni akal yang bersih dari cela. Juga disebut wa labba al-rajulu berarti 

menjadikan hatinya sebagai akalnya. Ia dinilai sebagai H{a>kim mengibaratkan lubb 

sebagai akal yang telah tertanam dalam tauhid. 
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al-Tirmiz|i , Baya>n al-Farq baina al-s}adr wa al-Qalb wa al-Fu’ad wa alLubb, h. 20. 
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lubb bagi h}a>kim terkait dengan cahaya tauhid, yang terlahir darinya 

ketakutan dan harapan. Cahaya tauhid tersebut tidak akan didapat kecuali dengan 

ibadah dan mujahadah. Mujahadah seorang hamba terkait dengan pertolongan Tuhan 

(ma’u>nah rubu>biyyah) dan hidayah-Nya (hida>yah ulu>hiyyah). Mujahadah seorang 

hamba tidak akan tercapai kecuali dengan persetujuan Allah.
43

 

Lubb menurut Imam adalah cahaya Tauhid, yang muncul dari seorang hamba 

ketika dalam keadaan khauf (takut/taat) dan Raja’ berharap. Cahaya tersebut tidak 

akan didapatkan jika bukan melalui jalan mujahada dan ibadah. Bahkan terwujudnya 

kedua jalan tersebut – Ibadah dan mujahada yang karenanya lahirnya cahaya tauhid 

yakni lubb – terwujud karena izin dari Allah.
44

   

b. Imam Ghazali 

Menurut Imam Ghazali pada dasarnya qalbu memiliki empat lapisan atau 

empat bagian yakni al-Qalb, ar-Ruh, an-Nafs dan al-Aql dan seriap istlah tersebut 

mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara jasmani dan pengertian secara 

rohani.
45

 

1) al-Qalb 

al-Qalb secara jasmani adalah segumpal daging  yang berbentuk bulat 

panjang yang bentuknya seperti pisang yang berada di rongga dada bagian kiri berisi 

dara merah hitam pekat dan kental. al-Qalb secara jasmani pada dasarnya hanya 

berhubungan tentang ilmu kedokteran saja dan tidak memiliki hubungan dengan 

bidang keilmuan agama.
46
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Inti organ al-Qalb ini tidak hanya dimiliki oleh manusia saja, akan tetapi juga 

dimiliki oleh binatang, sehingga secara jasmani tidak jadi pembeda anatara manusia 

dan makhluk lainnya, sehingga tidak bisa dikatakan qalbu pada konteks ini sebagai 

hakekat manusia.  

Sedangkan makna al-Qalb secara rohani dan psikis yang berkaitan erat 

dengan agama dan kemanusiaan. Artinya qalbu secara makna rohani yang 

menyangkut jiwa yang bersifat lat}if (lembut) yang mengandung unsur Rabbani 

(mempunyai sifat ketuhan dan rohaniah (mempunyai sifat kerohanian.  Qalbu dalam 

konteks ini yang sebenarnya menjadi hakekat dari manusia, dengan qalbu inilah 

manusia mampu menangkap dan memahami makna dibalik segala realitas, 

menangkap segala pengetahuan, dengan pengetahuan inilah manusia beramal dan 

bertingkah laku. Baik dan buruknya sebapa banyak pengetahuan dari tuhan yang 

diserap.
47

 

2) ar-Ru>h{ 

  ar-Ru>h{ secara jasmani menurut Imam Ghazali dipahami sebagai nyawa 

jasmani yang sifatnya halus ia berada di rongga al-Qalb, ar-Ru>h{ ini bertempat dan 

menyebar melalui perantara otot-otot dan urat-urat darah di seluru anggota tubuh, 

dalam artian ruh berjalan dan tersebar di seluruh bagian-bagian tubuh yang lainnya 

dalam bentuk cahaya yang hidup dan halus. 
48

 

 Limpahan cahaya-cahaya tersebut yang tersebar dalam bentuk perasaan, 

pengelihatan, pendengaran dan penciuman, limpahan cahaya tersebut diibaratkan 

oleh imam Ghazali seperti cahaya yang berasal dari pelita dalam sebuah rumah, yang 
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menerangi tiap-tiap sudut-sudut rumah yang gelap. 
49

 

Jika cahaya dalam rumah menerangi tiap-tiap sudut yang gelap, 

mendatangkan pencahayaan, maka pancaran cahaya ar-Ru>h{mendatangkan kehidupan 

bagi tiap-tiap anggota tubuh manusia, jika dalam ar-Ru>h{padam maka padam pula 

pancaran cahaya dalam tubuh dan jika pancaran cahaya itu mati, maka mati pulalah 

kehidupan dalam jasad manusia.  

Sedangkan ar-Ru>h{ secara rohani adalah sesuatu hal yang sangat kompleks, ia 

bersifat halus dan lembut pada manusia. Sebab ar-Ru>h{ secara rohani adalah bisikan 

halus yang berasal dari tuhan, hingga ia bersifat rabbani. Dengan manusia dapat 

mengetahui dan memahami sesuatu, yang dapat menyerap dan menangkap segala 

makna.
50

 

Pemahaman ar-Ru>h {secara rohani adalah urusan yang sangat kompleks sebab 

satu pasal mengenai ketuhanan, dimana ukuran rasionalitas dan pengetahuan sains 

tak dapat mengetahuinya dan memahami hakekatnya. Makna ar-Ru>h{ secara rohani 

ini satu pemaknaan yang sangat luas dan hanya Allah yang mengetahui. Manusia 

secara harfiah tak akan mengetahuinya dan paham kecuali hanya sedikit dari luasnya 

ilmu Allah.
51

 sebagaimana dalam firman Allah swt; 

                          

Terjemahnya.  

dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk 
urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". 
(Q.S. Al-Israa`/17:85).

52
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3) an-Nafs  

Makna an-nafs secara jasmani menurut Imam Ghazali bermakna kekuatan 

nafsuh amarah, yang bertitik pada perut dan syahwat yang berada pada jiwa 

manusia. an-nafs pada konteks ini dpahami oleh para ulama tasawuf sebagai tempat 

atau pusat berkumpulnya sifat-sifat yang tercela pada diri manusia atau sumber 

segala akhlak tercela berasal. Karena nafsu adalah tempat bersumber akhlak-akhlak 

tercela maka para ulama tekankan untuk selalu mengendalikan dan menekan nafsu 

tersebut.
53

 

an-Nafs pada konteks ini dipahami sebagai bagian dari sisi qalbu atau bagian 

dari lapisan dari qalbu, yakni bagian sisi  negatif qalbu,  jika qalbu berarlih pada sifat 

negatifnya itu berarti sedang berada pada sisi an-nafs pada pemaknaan konteks ini. 

Sisi qalbu inilah yang selalu ditegaskan dalam oleh para ulama untuk disucikan dari 

sisi nafsunya.  

Adapun an-Nafs makna secara rohani diartikan sebagai jiwa, yakni jiwa ar-

Ru>h{yang bersifat halus, yang bentuk kehalusan terdapat salah satu sifat tuhan yakni 

lathif (lembut), dalam konteks ini an-nafs dipahami memikul sifat-sifat ketuhanan 

padanya, maka an-nafs pada dasarnya adalah hakekat dari manusia, yang 

membedakannya dengan makhluk lain. Maka jika dikatakan qalbu adalah hakekat 

dari manusia maka itu merujuk qalbu pada lapisan an-nafs.
54

 

an-Nafs pada pemaknaan mempunyai sifat yang bermacam-macam, jika nafs 

ini tenang dan terbebas dari syahwat – terbebas dari nafs makna jasmani – maka iya 

disebut an-nafh mutma’innah (Jiwa yang tenang) Q.S. Al-Fajr:27-28. Jika ia tidak 

mampu tenang namun masih pada taraf melawan syahwat maka ia disebut an-nafs 
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al-lawwama (jiwa yang menyesali) Q.S. Al-Qiyaamah:2. Jika ia menyerah dan 

tundak pada ajakan syahwat maka ia disebut an-nafsu al-Ammarah Bissu (Jiwa yang 

tercela) Q.S. Yusuf: 53.
55

 

4) Al-‘Aql 

al-‘Aql menurut imam Ghazali berarti mengetahui segala sesuatunya. Dalam 

artian al-‘aql dipahami ilmu yang bersemayam pada diri jiwa. Pemaknaan secara 

jasmani yakni ilmu yang berada di dalam jiwa manusia. Sedangkan pemaknaan 

secara rohani yakni jiwa yang menangkap, menerima, menyerap segala ilmu dari 

Allah. juga memiliki pemaknaan yang sama pada lapisan qalbu sebelumnya sebagai 

qalbu yang bersifat rabbani (sifat ketuhanan) di dalamnya dan bersifat latif dan 

menjadi hakekat manusia.
56

 

 Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah hipotesis bahwa pada dasarnya 

tiga lapisan terakhir pada qalbu pada dasarnya memiliki subtansi yang sama yakni 

sama-sama memiliki sifat rabbani di dalamnya karena bersifat latif dan menjadi 

hakekat manusia yang membedakannya dengan makhluk yang lain. Yang 

membedakan pada tiga lapisan terakhir berada pada tingkat kedalamannya. 

c. Prof. Quraish Shihab  

 Prof Quraish Shihab dalam kitabnya  Tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa 

di dalam Al-Qur’an Allah menjelaskan  bahwa pada dasarnya ada lima macam qalbu 

pada dii manusia, sebagai berikut: 

1) Qalb Salim (Hati yang Sehat) 

 Qalbu salim menurut Quraish Shihap adalah qalbu yang terbebas dari 

berbagai penyakit hati, seperti ujub, sombong, riya ̀ dan lain-lain. Qalbu yang 
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memiliki kemantapan tauhid dan terpelihara, dengan selalu condong kepada 

kebenaran dan kebijaksanaan. Tanda orang yang memiliki qalb salim ini dilihat dari 

kematangan takwanya kepada Allah swt, melaksanakan serta menjaga segala yang 

diwajibkan dan diperintahkan padanya dari Allah dan menjauhi atau menjaga dri dari 

segala bentuk larangan-Nya.
57

 

 Orang yang memiliki qalb salim ini akan membuat dirinya terselamat dari 

ancaman siksaan dunia dan akhirat serta menyelamatkannya dari kengerian hari 

kiamat. Pemilik qalbu salim tersebut tergolong pada orang-orang yang selamat. 

dalam pendapat para ulama bahwa  qalb salim adalah qalbu yang terjaga dan selamat 

dari dorongan syahwat yang menyeleweng dari perinta Allah dan ajakan terhadap 

segala larangan Allah. Qalbu yang terselamat dari segala macam bentuk syubhat-

syubhat duniawi, qalbu yang selamat dari kecenderungan berbuat syirik, 

menyekutukan Allah.
58

 

2) Qalb marad{  (hati yang sakit) 

 Qalbu maradh menurut Quraish Shihab merupakan hati yang terinfeksi 

penyakit, hati yang sakit. Marad{ secara bahasa artinya penyakit, dipahami sebagai 

hati yang mengakibatkan manusia melampaui batas keseimbangan-nya atau 

melewati batas kewajaran hingga mengantarkan kepada manusia mengalami 

gangguan fisik, mental bahkan mempengaruhi kesempurnaan amal ibadah.
59

  

 Melampaui batas kewajaran dan keseimbangan dalam konteks ini dipahami 

berbentuk pada sikap yang terlalu berlebih-lebihan dan dapat dipahami pula sebagai 
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bentuk kekurangan dari sikap atau sebagai bentuk aib bagi sang penderitanya. Bisa 

berbentuk kurangnya dari amal soleh atau kurangnya dekatnya pada Agama. 

Menurut Quraish Shihab Al-Qur’a>npada dasarnya memperingat dengan 

memperkenalkan adanya penyakit-penyakit yang dapat menimpa hati.
60

 

3) Qalb Mutaraddid (hati yang ragu) 

 Qalb mutaraddid adalah qalbu yang ragu terhadap ajaran Allah dan rasul-

Nya, orang-orang yang memiliki qalbu yang sepertini juga tergolong pada orang-

orang munafik, hatinya orang-orang yang munafik. Merekalah yang menafikan 

ajaran agama walaupun secara nampak tidak memperlihatkan orang-orang yang 

ragu, akan tetapi tanpa disadari oleh mereka terlihat padanya lebih condong peduli 

terhadap kepentingan dunia semata dan lupa mempersiapkan bekal untuk 

kepentingan akhiratnya.
61

 

4) Qalb Qaswah 

 Qalb Qaswah berarti sesuatu yang sifatnya tetap, secara harfiah diartikan 

sebagai sesuatu keadaan yang sama sekali tidak dapat berubah  atau mengubah 

keadaan dari keadaan sebelumnya. Jadi yang dimaksudnya qalb qaswah adalah hati 

yang bersifat keras, sifat kerasnya tersebut merupakan gambaran orang yang tidak 

mau menerima kebenaran dan nasehat dalam hatinya sehingga tidak ada perubahan 

maupun peningkatan dalam dirinya. Orang yang memiliki hati seperti ini disebut 

orang yang keras hati seperti tanah dan batu, hati yang tidak bisa berubah karena 

tidak meneri kebenaran dari Allah swt.
62
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5) Qalb tempat hidayah  

Menurut Prof Quraish bahwa qalb memang tempat di mana Allah 

menganugerahkan hidayah kepada hamba-Nya, qalb menjadi tempat dimana Allah 

dan hamba-Nya berjumpa dan berkomunikasi. Dengan qalb yang seperti ini 

menjadikan hamba tersebut bersabar dan menerima segala macam cobaan, rela dan 

tabah atas segala ujian dalam bentuk musibah, sebab seorang yang memiliki hati 

seperti ini akan selalu dekat kepada-Nya. 
63

 

 Hati dalam golongan ini sabar dan tabah atas ujian-Nya karena Allah selalu 

memberikan cahaya hidayah dan petunjuk, hal ini orang yang memiliki hati ini akan 

selalu melihat hikma dibalik musibah yang dihadapi melalui cahaya hidayah 

tersebut, melalui cahaya inilah mereka selalu merasa tenang dan tentram. 

3. Manajemen Qalbu Persfektif Para Ulama 

a. Pengertian Manajemen Qalbu 

Manajemen Qalbu berdiri atas dua kosa kata yakni manajemen dan qalbu, 

qalbu sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yakni yang berarti hati atau sesuatu 

hal yang paling halus dan lembut, menjadi alat untuk merasakan getaran emosi 

tertentu. 

Sedangkan manajemen berarti seni dalam mengatur atau menatah, atau bisa 

berarti mengurus, mengawasi dan membimbing untuk memperoleh tujuan tertentu. 

Manajemen bersumber dari bahasa Inggris yakni  manage yang memiliki arti secara 

harfiah mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola.
64

 menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), Manajemen artinya diartikan proses penggunaan sumber 
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daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
65

 Manajemen 

biasa juga diartikan sebagai seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia 

dan sumber daya lainnya secara akurat, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.  

Sederhananya berarti pengelolaan, mengatur, menata, menggali dan 

mengembangkan.
66

 

Kata manajemen bisa berarti pengelolaan atau membangun struktur serta 

strategi yang baik dan tepat sasaran dalam sebuah rancangan, sekecil apapun 

peluang atau potensi yang ada akan ditata dan dikembangkan secara optimis.
67

 

Menurut Ismail Solihin manajemen merupakan rangkaian proses dari sebuah 

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi dalam rangka 

pemberdayaan sumber daya yang ada baik dalam keorganisasian ataupun dalam 

sebuah perusahan.
68

  

Manajemen sebagai metode yang wajib dan sangat penting digunakan dalam 

sebuah organisasi seperti sekolah, yayasan, koperasi, kepemerintahan dan lain 

sebagainya, bahkan sekalipun dalam rumah tangga untuk menatah dan mengatur 

semua rangkaian dan perencanaan kegiatan.
69

 

Manajemen Qalbu yang dimaksud dalam penelitian ini yakni mengelola dan 

menata qalbu semaksimal mungkin untuk mengembangkan segala potensi yang 

dimilikinya dan menjadikan pemiliknya bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Dengan 

memaksimalkan peran dan kemampuan akal, akan dalam hal ini mendeteksi potensi 
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negatif dari hati lalu dikendalikan dengan baik atau lebih tepatnya  menyelaraskan 

keduanya, sehingga setiap sikap yang dihasilkan selalu bersifat positif.
70

  

Secara fitrawi qalbu memiliki sifat yang suci dan murni, namun 

kecenderungan negatif itu datang karena adanya ajakan dari hawa nafsu, sehingga 

membuat dirinya keluar dari fitra kesuciannya, maka disini urgensi harmonisasi 

antara akal dan hati. bagaimana akal membantu hati bisa mengenali atau mendeteksi 

potensi negatif tersebut, begitupun sebaliknya bagaimana akal bisa tercerahkan 

dengan fitra kesucian dari qalbu, yang mana fitra kesucian hati adalah wujud dari 

keilahian hamba.
71

 

Manajemen qalbu dipahami sebagai bentuk controlling, mengelola segala 

potensi-potensi yang terdapat dalam qalbu, dengan tujuan mengembang kepribadian 

dan meningkatkan daya kemampuan berfikir. Sehingga mampu menata segala emosi 

yang datang dari dalam maupun dari luar, sehingga setiap sikap yang ditampakkan 

selalu mengarah pada hal yang positif.
72

 

b.  Menurut Para Ulama 

Ibnu Qayyim al-Jauzziyah dalam kitabnya Mawaridul Aman al-Muntaqa min 

Ighatsatul Lahfan fi Mashayidisy Syait}an menerangkan secara tuntas segala 

persoalan yang berkaitan dengan manajemen qalbu, terlebih dahulu Ibnu Qayyim al-

Jauzziyah menjelaskan ada beberapa jenis-jenis qalbu, yakni hati yang sakit, hati 

yang mati dan hati yang sehat. Imam memberikan sebuah ilustrasi yakni sakitnya 

tubuh ketika tidak berfungsinya lagi organ tubuh tersebut sebagaimana mestinya, 

atau berkurangnya bahkan hilangnya fungsi salah satu panca indra dalam tubuh 
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seseorang, maka demikianlah hati yang sakit bahkan sampai pada hati yang mati itu 

bisa ditandai dengan tidak berfungsinya lagi hati itu sebagai mana mestinya, hati 

tempatnya merasakan kenikmatan beribadah dan menerimanya segala 

cahaya/kebenaran dari Allah. maka jika kenikmatan ibadah itu sudah memudar maka 

ini tanda dari hati yang sakit dan hati tidak lagi menerima cahaya dari Allah maka 

ini pertanda dari matinya hati.
73

 

Tahapan Manajemen qalbu Ibnu Qayyim dengan memfungsikan hati sebaik 

mungkin, memfungsikan sebagaimana tugasnya yakni tunduk terhadap Allah swt, 

selalu menghidupkannya dengan banyak-banyak berdzikir, Hati yang jarang 

digunakan atau difungsikan dengan baik menyebabkan hati tersaa mati rasa. 

Jika tubuh yang sakit membutuhkan penyembuhan dan perawatan yang 

ekstra maka demikianlah hati, ia membutuhkan penyembuhan dan perawatan yang 

baik. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzzi obat dari hati yang sakit adalah iman dan 

ketaatan. Juga membutuhkan pemeliharaan dari gangguan yang membahayakannya 

yaitu dengan menjauhi dosa-dosa, maksiat dan berbagai hal penyimpangan. 

Termasuk perlu pula dihilangkan setiap hal yang rusak dari padanya. Dan hal itu 

dengan taubat nashuha dan memohon ampun kepada Dzat Yang Maha Mengampuni 

dosa-dosa.
74

 

Imam Qayyim mengibaratkan qalbu seperti tubuh jazad yang adakalanya 

sakit dan memerlukan penyembuhan serta perawatan yang baik, sedangkan Imam 

Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulmuddin dalam menjelaskan terkait hati, mengawali 

                                                           
73

Ibnu Qayyim al-Juaziyyah, Mawaridul Aman Al-Muntaqa min Ighatsatul Lahfan fi 
Mashayidisy Syaithan, terj. Ainul Haris Umar Arifin Thayib, Manajemen Qalbu: Melumpuhkan 
Senjata Syetan (Jakarta: Daar Ibnul-Jauzi, 2005), h. 13-14. 

74
Ibnu Qayyim al-Juaziyyah, Mawaridul Aman Al-Muntaqa min Ighatsatul Lahfan fi 

Mashayidisy Syaithan, terj. Ainul Haris Umar Arifin Thayib, Manajemen Qalbu: Melumpuhkan 
Senjata Syetan. h. 14-15. 



54 
 

 
 

dengan sebuah menggambarkan hati yang bersemayam dalam tubuh diibaratkan 

seoarang raja dalam sebuah kerajaan. Yang mana raja tersebut memiliki kuasa, 

kekuatan dan hak terhadap rakyatnya, apa saja yang diperintahkan oleh raja kepada 

rakyatnya wajib untuk dilaksanakannya, namun di lain sisi kemakmuran rakyat 

dalam kerajaan tersebut sangat bergantung pada sang raja.
75

 

Maka demikianlah hati dalam tubuh ia laksana raja terhadap semua anggota 

tubuh, Imam Ghazali mengilustrasikan anggota tubuh yang lain seperti tentara-

tentara hati, hatilah yang berkuasa atasnya. Semisalnya kuasanya hati atas mata, 

mulut, tangan dan lain-lain. Mata bisa melihat suatu objek baik itu hal-hal yang 

mulia atau hina itu atas perintah dari dalam hati, mata tidaklah sama sekali memiliki 

kehendak sendiri untuk memutuskan.
76

 

Maka dalam ini hati menurut al-Ghazali adalah inti atau hakekat dari 

manusia itu sendiri, baik buruknya sebuah kerajaan tergantung dari kemuliaan atau 

kebijaksanaan sang raja. Maka demikianlah manusia baik buruk perbuatan manusia 

sangat bergantung pada kesehatan hatinya. Karena mulut berkata baik dan buruk 

atas perintah hati, tangan berlaku atas perintah dari hati, kaki melangkah atas 

perintah dari hati, maka seorang ketika hendak ingin menjadikan dirinya mulia di 

mata Allah dan hambanya maka bermula lah dari pembinaan hati terlebih dahulu.
77

  

Imam Tirmiz|i , Kitabnya yang berjudul Gaurul Umur, mengibaratkan hati 

seperti tujuh bangunan yang berdiri kokoh, yang masing-masing bangunan memiliki 

pondasi, pilar-pilar, atap dan pintu-pintunya, yang masing-masing bangunan itu juga 
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mempunyai raja atau tuan rumahnya independen namun salin terhubung dan terkait 

satu sama lain.
78

 

Menurut Imam Tirmiz|i  bahwa hati mempunyai 7 pusaran yang masing-

masing sangat kompleks setiap bagian-bagiannya, ia memiliki wadah sebagai 

tumpukan sumberdaya dan memiliki penasehat yang mengarahkannya. Menurut 

Imam Tirmiz|i  tujuh bagunan itu haruslah menjadikan akal sebagai sumber dayanya, 

yaitu untuk menampung pengetahuan atau cahaya dari sumber pengetahuan, yaitu 

Tuhan. Kemudian menjadikan perkenalan tersebut/makrifat sebagai penasehat raja 

tiap-tiap bangunan tersebut.
79

 

Hingga dapat dipahami bahwa tahapan manajemen qalbu, hendaklah terlebih 

dahulu memperhatikan kondisi akal pikiran, memfungsikan akal dengan sebaik 

mungkin, dengan akal manusia dapat mengenal kebaikan dan keburukan. Sehingga 

manusia mulia karena akal. Akal perlu di jaga dari pikiran-pikiran negatif, seperti 

prasangka buruk, memikirkan keburukan dan cacat saudaranya sendiri. sebab akal-

lah yang menangkap dan menjadi wadah pengetahuan dan makrifat. Dalam membina 

dan manajemen qalbu Imam Tirmiz|i  bertumpuh pada akal   sebagai wadah 

pengetahuan dan makrifatullah sebagai penasehat, yang menunjukkan jalan 

ditengah-tengah kesesatan dan cahaya di tengah-tengah kegelapan.
80

 

Dalam beberapa pandangan para ahli terkait manajeman qalbu terdapat 

beberapa langkah-langkah atau proses yang berbeda-beda, ada yang memulai dengan 

menata akal pikiran yang terlintas dengan memfilter segala pemikiran-pemikiran 
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negatif yang datang darinya sehingga hal itu menjaga kestabilan kondisi qalbu, 

sebab keadaan qalbu biasanya dipengaruhi oleh segala pikiran negatif dan positif 

dari akal. 

Ada pula dalam penataan hati tersebut dengan menjaga kebeningan atau 

kesucian hati melalui jalan ikhlas dan ridha atas segala yang terjadi dalam dirinya 

menerima segala ujian dan cobaan yang datang. Kemudian menerima dengan lapang 

dada segala yang dimiliki dalam artian bersyukur atas egala pemberian dari Allah. 

menjaga diri syahwat yang menjerumuskan, semua itu bertujuan agar mencapai pada 

qalbun salim (hati yang sehat). Dalam manajemen qalbu di dalam nya ada proses 

controlling atau pengawasan memastikan agar terjaga dari hal-hal yang merusak 

kondisi emosi, seperti marah, tersinggung ataupun menyinggung orang lain. Menjaga 

dari sifat yang tercela sehingga hati dalam keadaan sehat dan selamat.
 81

 

Tahapan-tahapan dalam manajemen qalbu  berati suatu usaha yang ditempuh 

untuk mencapai hati yang tentram, sehat, dan selamat dari sifat-sifat yang tercela. 

Menjaga hati agar tidak dalam keadaan qalbun maradh  (hati yang sakit). Qalbu yang 

sudah terinfeksi dari penyakit-penyaki yang membuat penderitanya dalam kondisi 

melampaui batas, qalbu yang seperti akan mempengaruhi mental dan fisik sang 

penderita. Seperti fisik yang cepat lelah sehingga malas beribadah, kurangnya amal 

sholeh sehingga tidak ada tameng dalam dirinya, tidak mengherankan hati yang 

seperti akan cepat marah
82

  

Tawaran beberapa ulama dalam proses manajemen qalbu hendaklah langkah 

awal yang harus ditempuh harus melalui proses tazkiyah (penyucian), yang 
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membersihkan qalbu dari berbagai penyaki hati, seperti ego, riya`, sombong dan lain-

lain, maupun dari dosa-dosa. Dalam pandangan para sufi qalbu sangatlah sensitif 

terhadap perbuatan dosa-dosa sehingga melahirkan penyakit-penyakit hati yang 

lainnya. Sehingga proses tazkiyah perlu di lakukan seperti imam Qusyari dalam 

tahapan mencapai hati yang mengenal Allah terlebih dahulu melalui maqam 

taubatnya.
83

  

Seperti Imam Ghazali dalam proses atau tahapan-tahapan manajemen qalbu 

terlebih dahulu melalui tahapan takhalliyat nufs  yakni pengosongan diri dari sifat-

sifat ego dan dosa, setelah itu tahapan tah}alli yat nufs yakni pengisian hati dari sifat-

sifat yang terpuji hingga sampai pada Tajalliyat yakni tersingkapnya pembatas 

antara hamba dan Allah sehingga qalbu dalam keadaan mengenal sebab cahaya-

cahaya yang datang langsung dari Allah.
84

 istilah-istilah ini lebih dikenal dengan 

takhalli, tah}alli , dan tajalli yang akan dijelaskan dalam bahasan berikut. 

1) Takhalli 

  Takhalli diartikan membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk yang dapat 

mengantarkannya kepada perbuatan dosa dan maksiat serta membersihkannya dari 

penyakit-penyakit nafsiyah, sederhanya takhalli dipahami sebagai satu usaha 

pengosongan jiwa dari segala sifat-sifat yang tercela di mata Allah.
85

 

 Menurut Imam al-Ghazali takhalli ini sebagai tahapan yang pertama yang 

mesti dilakukan dalam membina hati agar dekat kepada Allah, yaitu dengan taubat 
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kepada Allah. taubat sebagai pintu dan kunci pertama seorang mukmin yag berada 

pada fase takhalli.
86

 

Dalam fase takhalli ini seorang mukmin membersihkan hati dari dosa-dosa 

dan maksiat baik dalam bentuk lintasan hati maupun perbuatan dimasa lampau. 

Selain itu membersihkan hati dari 7 penyakit  hati al-hasad, al-hirshu, al-kabbur, al-

ghadhab, al-riya> dan al-sum’ah, al-‘ujub dan al-Syirik.87 

Adapun metode penyucian hati menurut al-Ghazali memalui dua tahapan 

yakni pertama riyad{ah (melatih dan mendidik hati) mujahadah (meredam, menahan, 

melawan hawa nafsu). Cara riyad}ah menurut imam al-Ghazali yakni perama sedikit 

makan dan minum, kedua sedikit tidur, ketiga mengurangi pembicaraan yang tidak 

penting, keempat menelan pahitnya tindakan atau perkataan orang lain yang tidak 

menyenangkan.
88

  

Sedangkan tahapan mujahadah yakni dengan melawan, manahan atau 

meninggalkan maksiat secara z}ahir dan bat{in, melawan maksiat z}ahir dengan cara 

menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lida, menjaga perut, menjaga kemaluan, 

mejaga dua tangan, menjaga dua kaki yang mana semua anggota tubuh tersebut 

sebagai pintuhnya hati dan menjadi rakyatnya hati. kemudian melawan atau 

menahan diri dari maksiat bat{in yakni dengan meninggalkan sifat hasad, riya, dan 

ujub.
89

 

Tahapan riyad{ah dan mujahada tersebut merupakan tahapan yang sangat 

penting dalam pendakian menuju kepada Allah,. para ulama sufi pada dasarnya 
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melalui jalur-jalur yang sama sehingga hatinya menjadi bening dan suci. Setelah 

tahapan takhalli ini maka seorang mukmin akan dengan mudah mencapai sifat-sifat 

atau maqam-maqam yang muliah sebagai anak tangga menuju kepada makrifatullah. 

2) Tah}alli  

Tah}alli  adalah proses usaha menghiasi hati atau mengisi hati dengan sifat-

sifat yang terpuji dengan pembiasaan perbuatan yang baik dan amalan-amalan yang 

melatih jiwa. Fase tah}alli  ini dilakukan setelah melalui pembersihan hati dari sifat-

sifat yang tercela.
90

 

 Menurut Imam al-Ghazali fase tah}alli , seorang mukmin menghiasi diri 

dengan maqam-maqam yakni sifat-sifat yang menjadi tahapan untuk mengenal 

Allah. yakni yang pertama at-taubah, taubat dalam artian di sini yaitu kembali ke 

jalan Allah, kembali mengesakan Allah, kedua zuhu>d yaitu tidak berlebih-lebihan 

terhadap dunia, mengambil materi seperluhnya saja, ketiga al-hubb yaitu mencintai 

Allah semata, setelah mengosongkan hati dari cinta dunia kemudian di isi dengan 

cinta kepada Allah, keempat al-wara> yaitu kehati-hatian akan sesuatu yang haram 

dan subhat, kelima al-sabru yaitu sifat tabah dalam berbagai macam ujian dan 

rintangan baik dalam kehidupan dunia maupun tabah dalam ibadah, keenam al-faqru 

yaitu sadar akan diri yang lemah dan tidak memiliki apa-apa sehingga merasa bahwa 

segalanya ada milik Allah sehingga dengan rasa lemah itulah ia selalu merasa butuh, 

ketuju al-Syukur yaitu berterimaksi kepada Allah atas segala pemberian-Nya  

dengan selalu memuji-Nya dan memanfaat segala karunia-Nya, kedelapan al-Rid}a 

yaitu menerima dengan lapang dada dan ikhlas, maqam-maqam inilah yang perluh 
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dilalui yang menghiasi hati agar sampai kepada makrifat yaitu pengenala kepada 

Allah.
91

 

3) Tajalli 

Konsep Tajalli dipahami sebagai kondisi di mana tersingkapnya hijab 

seorang mukmin kepada Allah, serta tersingkapnya pintu-pintu gaib yang terang dan 

yang nampak hanyalah wajah Allah semata, sehingga tidak ada lagi batasan 

hubungan antara Allah dan hamba-Nya. Seorang yang berada pada kondisi ini 

seakan-akan segala yang nampak merupakan manisfestasi dari Allah.
92

 

Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa istilah manajemen qalbu 

pada dasarnya lebih dikenal dalam kalangan sufi dengan istilah tazkiyatun 

nufu>s(penyucian jwa) sebab para ulama sufi dalam tahapan-tahapan mencapai 

puncak hati yang paling tinggi yakni hati yang mengenal Allah, terlebih dahulu 

melalui penyucian jiwa dari sifat-sifat yang tercelah. Memperbaiki diri dengan 

controlling qalbu melalui jalur-jalur yang tempuh untuk menuju kepada makrifat.
93

 

Tajalli (penampakan) Tuhan pada manusia ada tiga macam yaitu tajalli 

afa’al, tajalli asma dan tajalli sifat. Tajalli af’al adalah tajalli dimana perbuatan 

Tuhan telihat pada manusia. Hal ini dapat dilihat di dalam wahyu Allah dimana 

disana dikatakan bahwa Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafunya akan tetapi 

ia berbicara dengan wahyu Allah. Pada ayat lain dikatakan bahwa ketika Rasululah 

melempar maka sesungguhnya bukanlah ia yang melempar akan tetapi Allah swt.
94
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Adapun tajalli asma adalah penampakan nama Tuhan menjelma dalam 

ucapan seseorang yang yang telah karam kepada Allah. Hal ini dapat terlihat ketika 

al-Hallaj menyebut dirinya dengan nama Tuhan yaitu ana al-Haq.
95

 

 Sedangkan tajalli sifat adalah ketika Tuhan menampakkan diri-Nya pada 

seorang hamba. Ketika Tuhan ber-tajalli secara sifat maka orang yang di tajalli oleh 

Allah akan disebut dengan insan kamil. Orang yang telah sampai kepada tahap ini 

maka tidak akan pernah salah lagi baik dari segi perkataan, perbuatan dan 

pemikiran.
96

 

Tradisi tasawuf Ibnu Arabi meyakini bahwa segala yang wujud (nampak) 

yakni alam semesta pada dasarnya merupakan teofani atau tajalli dari hakekat wujud 

atau hakekat realitas da hakekat kebenaran yang tak terhitung bentuk-bentuknya, 

dalam artian segala yang nampak hanyalah khalq atau ‘arad aspek luar dari tuhan 

sedang tuhan itu sendiri sebagai haqq dan jauhar, yang zat yang dan sifat yang murni 

pada diri-Nya. Maka dalam tradisi israqiyah (Iluminasi) pun memiliki orientasi yang 

sama bahwa segala yang wujud hanyalah benuk pantulan atau pancaran cahaya dari 

satu titik hakekat cahaya, segala kebenaran yang dipahami hanya sebagai pantulan 

cahaya dari sumber cahaya.  

Dalam prakteknya tradisi Israqiyah hendak mengikis ego-ego para 

intelektualis terlebih lagi latar belakan lahirnya menghadapi kaum-kaum intelektual 

peripatetic yang dinilainya masih msikin akan aspek kerohanian. Dalam realitas 

sosial orang-orang cenderung bangga dengan intelektualitas jarang melibatkan tuhan 

dalam memahami kebenaran, karena itu Suhrawardi memberikan teguran bahwa 

manusia dalam konteks kebenaran hanyalah sebagai cermin bukan cahaya, dalam 
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artian manusia hanya berusaha memahami dan menyerap kebenaran yang ada akan 

tetap mesti sadar bahwa dirinya bukanlah sumber dari kebenaran tersebut, 

pandangan ini berusaha men-tazkiyahkan jiwa dari sifat-sifat sombong dan penyaki-

penyaki ego. 

Tajalli baik dalam kalangan tasawuf falsafi maupun tasawuf akhlaqi 

memahami bahwa fase tajalli ini merupakan mutlak menjadi urusan tuhan, bahwa 

tuhan sendirilah yang memperkenalkan diri-Nya sendiri melalui akal dan hati 

hamba-Nya, bedanya pemahaman tajalli dalam kalangan tasawuf falsafi lebih 

menekankan pemahaman secara rasio sehingga lebih bersifat keluar dalam diri, 

sedangkan  tasawuf akhalqi bersifat ke dalam diri, bahwa sifat-sifat tuhan terserap 

ke dalam hati kemudian terpancar melalui budi pekerti.  

Dalam tesis ini lebih menggunakan pendekatan tasawuf akhlaqi. Jika fase 

Tajalli menjadi urusan tuhan, maka fase-fase sebelumnya yakni takhalli dan tah}alli 

pada dasarnya tahapan-tahapan yang mesti dilalui oleh hambah secara konsisten, 

dalam bahasan manajemen qalbu presfektif sufistik banyak berbicara tahapan-

tahapan takhalli dan tahalli baik secara ontologis, epistemologi dan aksiologi. Secara 

teoritis dan praktis seorang tidak akan dapat memiliki salah satu sifat muliah tanpa 

terlebih dahulu membuang sifat-sifat buruk dalam dirinya. Sebagai contoh seorang 

tidak akan memiliki sifat sabar tanpa membuang sifat pemarah dalam hatinya, fase 

dan cara itulah yang disebut manajeman qalbu atau lebih dikenal dalam konteks 

sufistik dengan istilah tazkiyah al-nafs. 

Dapat dipahami manajemen qalbu dalam kalangan ulama sufi biasanya lebih 

dikenal dengan istilah tazkiyah al-nafs, yakni pengelolaan hati melalui penyucian 
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jiwa dari sifat-sifat yang tercela atau dapat dipahami sebagai bentuk memperbaiki 

dan merawat jiwa. Yaitu melalui tahapan takhalli, tah}alli  dan tajalli. 

Selaras dengan pendapat Imam Ibnu ‘At{aillah bahwa Allah akan memberikan 

keluasan hati dan pertolongan sesuai dengan takar kesiapan seorang hamba melaui 

pembersihan hati dari segala sesuatu selain-Nya, yang akan dibahas lebih lengkap 

dalam bab selanjutnya. 

C. Qalbu Perspektif Syekh Ibnu ‘At{aillah 

1. Hati Bagaikan Pohon 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa qalbu pada dasarnya memiliki dua 

pemaknaan yang mendasar, pertama secara jasmaniah yang digambarkan sebagai 

jantung atau segumpal darah berbentuk empedu, sedangkan makna kedua qalbu 

secara rohaniah yakni yang menjadi tempat bersemayamnya segala niat dan segala 

bentuk emosi yang dirasakan baik cinta, benci, sedih dan emosi lainnya, bahkan para 

ulama sufi memahami qalbu secara rohani sebagai pusat keIlahian. Sebagaimana 

para ulama sufi lainnya memandang qalbu sebagai titik sentral dalam dimensi 

spritual seorang hambah, maka demikian pula Syekh Ibnu At}aillah memandang 

qalbu sebagai titik intim seorang hambah di hadapan tuhan. Maka qalbu dalam 

bahasan ini yakni qalbu secara rohaniah. 

Jika ulama sufi lainnya seperti Imam al-Ghazali membagi qalbu terbagi 

menjadi beberapa lapisan yakni al-qalb, ar-ruh, an-nafs, al-aql maka bedanya dengan 

Syekh Ibnu At}aillah tidak banyak membahas lapisan-lapisan tersebut lebih condong 

membahas qalbu pada aspek rohani secara universal, hanya banyak menerangkan 

ilustrasi-ilustrasi terhadap qalbu dan beberapa jenis qalbu. Berbeda dengan ulama 

lain memahami qalbu aspek rohani laksana bawang yang terbagi beberapa lapisan 
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seperti Imam Termidzi yang membagi qalbu menjadi s}adr, qalb, fu’a>d, lubb, maka 

berbeda dengan Syekh Ibnu At}aillah memandang pada aspek rohani keempat lapisan 

itu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, perbedaannya lainnya Syekh lebih 

banyak membahas jenis-jenisnya ketimbang lapisan-lapisan atau pembagian-

pembagiannya. 

Syekh Ibnu At}aillah memandang qalbu dalam konteks spiritualitas manusia 

sangatlah krusial, seorang hamba tidak boleh memandang sepeleh dalam urusan hati, 

sebab hati menurutnya sebagai alat komunikasi hamba kepada tuhan, sebagai media 

penghubung, selaras dengan pandangan ulama lain yang telah dijelaskan 

sebelumnya, bahwa hati yang gersang dan kotor akan menjadi penghalang menuju 

tuhan, maka karena itu Syekh sangat ketat dalam urusan ini, hati menurut beliau 

haruslah selalu dirawat layaknya sebuah pohon yang selalu basah dan dirawat oleh 

pemiliknya. 

Syekh Ibnu ‘At{aillah mengibaratkan qalbu seperti sebuah pohon yang perlu 

disiram dengan ketaatan yang diibaratkan seperti air, pohon yang terus dirawat dan 

disiram dengan air ketaatan akan menghasilkan buah pada anggota tubuh yang akan 

gemar beribadah, seperti lidah yang terus basah dengan dzikir, atau mata yang selalu 

mendapatkan hikmah dari yang dilihatnya. Sebagaimana dalam kitab Taj al-’ars al-

Hawi li tahdzib al-Nufus Syekh Ibnu ‘At{aillah berkata: 

Hati bagaikan sebatang pohon yang disirami air ketaatan. Keadaan hati 
memengaruhi buah yang dihasilkan anggota tubuh. Buah dari mata adalah 
perhatian untuk mengambil pelajaran. Buah dari telinga adalah perhatian 
terhadap Al-Quran. Buah dari lidah adalah zikir. Kedua tangan dan kaki 
membuahkan amal-amal kebajikan. Sementara, bila hati dalam keadaan 
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kering, buah-buahnya pun akan rontok dan manfaatnya hilang. Karena itu, 
ketika hatimu kering, siramilah dengan memperbanyak zikir.

97
 

Qalbu haruslah selalu dibasahi dan disirami dengan rasa takut dan taubat 

seperti pohon yang terlihat segar apabila ia terawat dengan baik yang selalu disirami 

dengan air yang bersih dan jernih. Maka perlakukanlah hati laksana perlakuan pada 

pohon yang diharapkan memberikan buah-buahan yang segar.  

Qalbu haruslah dijaga dari nafsu dan syahwat sebagaimana menjaga 

tanaman-tanaman dan ladang dari bahayanya hama, ketika qalbu sudah menjadi 

sarang nafsu dan sahwat bahkan sudah mengakar kuat maka itu merupakan bentuk 

musibah bagi hati, makrifat yang seharusnya menjadi obat bagi qalbu tidak akan 

berefek lagi, sebab makrifat tidak akan bersarang dan berdiri kokoh di tempat yang 

kotor, nafsu dan syahwat merupakan penyakit qalbu yang dapat merusak sekitarnya. 

‚Kelezatan hawa nafsu yang sudah bersarang dalam hati merupakan penyakit 

parah.‛
98

 

Hawa nafsu yang tidak dikendalikan akal sehat dan iman akan menutupi 

mata batin, sehingga membuat qalbu kesat dan bahkan menjadi keras, hal itu 

membentuk karakter dan sikap orang yang memiliki hati tersebut. membentuk sikap 

yang kesat pula, gampang marah-marah, tersinggung, sombong, senang menyalahkan 

orang lain, senang jika menggunjing hingga aib orang lain tersingkap, berat memberi 

maaf, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah dan lain 

sebagainya.
99
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Namun sebaliknya pohon qalbu yang dijaga dari hama hawa nafsu yang tidak 

terkendalikan, serta selalu disiram dengan rasa takut dan iman, akan membuat hati 

semakin lembut, melahirkan sikap yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, rendah 

hati, tidak senang menonjolkan diri, tidak akan merendahkan orang lain bahkan 

menutupi aib-aib saudaranya, senang memberikan pertolongan orang-orang yang 

sedang kesusahan, senang menyenangkan orang lain. Qalbu yang subur dengan iman 

akan mendorong seorang mukmin untuk menghormati dan mengasihi yang ada 

dilingkunganya. 

Selaras dengan pendapat Imam Tirmiz|i  dalam bahasan sebelumnya bahwa 

salah satu yang berparang besar dalam menjaga qalbu yakni dengan akal sehat, sebab 

akal dalam hal ini dapat membedakan baik dan buruk, sehingga dapat menjaga qalbu 

dari bahayanya nafsu, demikian pendapat Syekh Ibnu Athaillah dalam hal ini hawa 

nafsu hanya perlu untuk dikendalikan dengan akal sehat agar tidak mengotori qalbu, 

hawa nafsu bagi menurut Syekh laksana sebuah hama bagi pohon atau sebuah 

tumbuh-tumbuhan. 

Menurut Muhammad Najdat dalam syarahnya (penjelasan) bahwa  jika ingin 

gemar dalam ibadah atau amal soleh maka terlebih dahulu menjaga qalbu dari 

bahayanya hama syahwat, agar taqwa bisa menyiraminya tiap saat hingga 

membuatnya subur, pohon qalbu yang subur dengan takwa dan iman akan 

menghasilkan nikmatnya buah-buahan yang segar untuk sekitarnya, buah-buah itu 

pun akan memberikan nutrisi kemuliaan bagi anggota badan yang lainnya, seperti 

telinga yang akan senang mendengar dan memperhatikan ayat-ayat Allah, lidah yang 

terus sibuk berdzikir, sebagaimana anjuran Rasul: ‚Hendaklah lidahmu basah dengan 
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meningat Allah.‛ begitupun dalam berperilaku hendaknya lisan bergerak atas dasar 

keimanan.
100

  al-Harits al-Muhasibi rahimahullah berkata: 

‚Di antara sebaik- baik ibadah adalah hati yang diisi rasa cinta pada 
ketaatan. Jika hatimu telah dilimpahi perasaan itu maka anggota badan akan 
beramal sesuai dengan apa yang ia lihat dalam hati. Sebab, bisa jadi anggota 
badan sibuk beribadah, sementara hati diam meng-anggur.‛ 

Sedang salah seorang bertanya: ‚Lalu, bagaimanakah bentuk ibadah 
hati di luar anggota ba- dan? Serta bagaimana ibadah yang dilakukan hati 
akan mengalir menuju anggota badan?.‛  

Ia menjawab, ‚Yaitu ketika hati menjadi wadah bagi kerisauan dan 
kesedihan, rasa papa dan butuh, penyesalan, tawaduk, dan keterdesakan 
menuju Allah, sikap tulus kepada-Nya dan cinta pada apa yang Allah cintai, 
serta benci pada apa yang Allah benci.‛  

‚Jika ia menyikapi Allah dengan keadaan hati semacam ini, anggota 
badan akan ikut bergerak dan bangkit untuk melakukan ketaatan. Keadaan 
ini akan terwujud jika relung-relung hati telah diisi dengan zikir kepada Allah 
dan ingatan terhadap hari akhir.‛ 

‚Dalam bagian lain disebutkan, hendaklah hatinya diisi dengan 
mengenali nikmat-nikmat Allah, gembira bersama-Nya, senang beribadah 
kepada-Nya, rindu kepada-Nya, senang bersyukur kepada-Nya, serta berharap 
ampunan-Nya.‛ 

‚Apabila ia menyikapi Allah dengan keadaan hati seperti it anggota 
badannya pun akan melakukan ibadah dan amal keba- ikan. Anggota badan 
akan beramal disertai rasa senang, gembi- ra, dan nikmat.‛

101
 

Nafsu yang negatif dan takwa saling berlomba untuk menyiram qalbu. Jika 

qalbu itu disiram oleh hawa nafsu maka melahirkan buah kemaksiatan namun jika 

pohon itu disiram oleh takwa dan takut, maka akan melahirkan buah kemuliaan. 

Qalbu yang terus terkontaminasi akan membuat pohon qalbu menjadi mengering, 

ranting dan daun-daunnya akan terus gugur, bahkan tak memberikan manfaat sama 

sekali. Sedang iman yang dalam hati ia laksana pohon yang hijau subur dan banyak 

buahnya. Sebagaimana dalam  perkataan Syekh Ibnu ‘At{aillah: 

Hati bagaikan sebatang pohon. Jika banyak terkena maksiat, pohon itu akan 
menjadi kering dan tak memberi manfaat. Maka, siapa yang ingin melakukan 
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berbagai kewajiban, tinggalkanlah segala yang diharamkan. Siapa yang 
meninggalkan sesuatu yang makruh maka ia akan dibantu untuk meraih 
berbagai kebaikan. Siapa yang meninggalkan segala yang mubah, ia akan 
diberi keluasan yang tak terjangkau akal dan diizinkan untuk menghadap 
kepada-Nya. Dan si apa yang tidak mendengarkan segala yang diharamkan, 
pasti akan diperdengarkan kalam-Nya.

102
 

Hal ini selaras dengan pendapat Imam  al-Muhasibi bahwa jika ingin 

mendapatkan belas kasih, limpahan rahmat dan bahkan anugerah cinta dari Allah 

maka siramila hatimu dengan cinta, memandang orang lain dengan belas kasih.  

Maka Allah akan memberikannya semua hal tersebut. barang siapa yang membantu 

orang lain, seperti orang terdekat, kerabat maupun tetangga dll dengan hati yang 

penuh rida, bertindak karena Allah, menjauhi larangan karena Allah laksana 

menyirami tanaman dan pohon dengan air yang jernih, maka pohon tersebut akan 

menghadiahkan buah yang sehat dan segar di sekitarnya, maka demikianlah hati 

yang disirami kasih sayang, dengan perbuatan dan ibadah karena Allah, maka Allah 

pun merahmati hidupnya dengan segala kemudahan hidup.
103

 

Meninggalkan segala yang mubah yang dimaksud oleh Ibnu ‘At{aillah, bukan 

berarti segala yang mubah bersifat haram dan harus ditinggalkan, akan tetapi yang 

dimaksud oleh Ibnu ‘At{aillah yakni mubah yang berlandaskan selain Allah, maka 

jauhilah sekalipun itu sesuatu yang bersifat mubah namun tidak diasaskan karena 

Allah. Jika perbuatan yang mubah tidak diniatkan karena ibadah maka perbuatan itu 

disebut perbuatan yang kosong, maka hendaknya segala perbuatan dan amalan baik 

yang bersifat sunnah, wajib maupun mubah hendaknya karena Allah. perbuatan 

mubah sekalipun jika diniatkan karena Allah maka perbuatan tersebut akan bernilai 

ibadah di mata Allah. 
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2. Hati Bagaikan Cermin  

Syekh Ibnu ‘At{aillah memberikan ilustrasi pada qalbu laksana cermin, yang 

secara fitrah adalah suci dan bening, ia bersih dan dapat memantulkan dan menyerap 

cahaya apapun, namun cermin tersebut akan kabur bahkan gelap ketika nafsu telah 

mendekatinya, diibaratkan seperti napas ketika didekatkan dengan cermin maka 

cermin tersebut akan buram dan mengurangi cahaya yang memantul.  

Qalbu haruslah dijaga kebeningannya dari berbagai hawa nafsu dan syahwat 

yang dapat mengotorinya, laksana cermin yang setiap saat digunakan harus 

dibersihkan terlebih dahulu agar menghasilkan pantulan bayangan dan cahaya yang 

bagus, seorang yang membiarkan hati dikuasai oleh syahwat merupakan seorang 

fasik, yang tak pernah memperhatikan kebeningan cermin hatinya dan tak pernah 

pula peduli untuk membersihkannya. Sebagaimana dalam kalamnya: 

Hati bagaikan cermin, sedangkan nafsu seperti napas. Cermin akan buram 
setiap kali kau bernapas padanya. Hati seorang yang fasik tak ubahnya 
seperti cermin miliki lelaki tuah renta yang tak lagi punya perhatian untuk 
membersihkan atau menggunakannya.

104
  

Berkumpulnya cahaya dan gelap dalam satu waktu merupakan hal yang 

bersifat mustahil, karena keduanya merupakan unsur yang berlawanan. Ketika gelap 

dan kotor menyelimuti sebuah cermin itu merupakan bentuk ketiadaan cahaya, 

begitupun sebaliknya kehadiran cahaya atau beningnya cermin merupakan bentuk 

tersingkapnya kegelapan dan debu-debu yang menempel pada cermin. Dua unsur 

yang saling berlawanan berkumpul dalam satu tempat dan waktu adalah hal yang 

mustahil, seperti berkumpulnya panas dan dingin atau diam dan gerak. 
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Pandangan ini begitu mendalam dari segi filosofis dan sufistik, menunjukkan 

bagaimana tingkat pemahamannya yang sangat menekankan dalam persoalan qalbu 

dan kecerdasannya dalam memberikan pemamhamn dalam bentuk ilustrasi-ilustrasi, 

pandangan Syekh Ibnu At{aillah ini selaras dengan pendapat Imam al-Ghazali yang 

juga memberikan ilustrasi qalbu seperti cermin, bahwa menurutnya asalnya hati 

seorang mukmin itu pada dasarnya suci, putih dan bening, namun setiap hati 

didekatkan dengan hawa nafsuh negatif maka ia pun meninggalkan setitik noda dan 

debuh bagi cermin, jika dibiarkan maka ia pun menutupi dan menggelapkan cermin 

hati. maka demikian pendapat Syekh Ibnu At{aillah bahwa cahaya iman akan 

ternodai dengan gejolak hawa nafsu. Pandangan ini berdasarkan hadis Nabi: 

إًفه الٍعىبٍدى إًذىا أىخٍطىأى خىطًيئىةن نيكًتىتٍ فِ قػىلٍبًوً نيكٍتىةه سىوٍدىاءي، فىإًذىا ىيوى نػىزىعى 
بى سيقًلى قػىلٍبيوي، كىإًفٍ عىادى زيًدى فًيهىا حىَّه تػىعٍليوى قػىلٍبىوي، كىىيوى الرهافي كىاسٍتػىغٍفىرى كىتى 

 الهذًم ذىكىرى الِلّهي: }كىلاه بىلٍ رىافى عىلىى قػيليوبًًِمٍ مىا كىانيوا يىكٍسًبيوفى{
Artinya: 

Jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya 
satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan 
bertaubat; niscaya noda itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa; 
niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua 
hatinya. Itulah penutup yang difirmankan Allah, ‚Sekali-kali tidak demikian, 
sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka‛. 
(QS. Al-Muthaffifin: 14). (HR. Tirmiz|i  dari Abu Hurairah 
radhiyallahu’anhu. Hadits ini dinilai hasan sahih oleh Tirmiz|i ., nomor hadis 
3257).  

Cahaya iman dan hawa nafsu menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah merupakan hal 

yang sangat berlawanan dan mustahil berada dalam qalbu dalam satu waktu 

sekaligus. Jika hawa nafsu bertahta dalam qalbu merupakan bentuk ketiadaan cahaya 

iman dan takwa, bersinarnya cahaya iman dan takwa merupakan bentuk lenyapnya 

hawa nafsu dalam cermin hati. Cahaya iman dan makrifat tak akan memantul dalam 
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cermin hati selama duniawi masih terbayang. Sebagaimana kalamnya dalam kitab al-

H}ikam: 

أىٍـ كىيٍفى يػىرٍحىلي إلَى اًلله  ؟, فِ مًرٍآتوًً  صيوىريالٍْى كٍوىافً مينٍطىبًعىةه  :كىيٍفى ييشٍرؽًي قػىلٍبه 
كىىيوى ميكىبهله بًشىهىوىاتوًً؟, أىٍـ كىيٍفى يىطٍمىعي  أىفٍ يىدٍ خيلى حىضٍرىةى اًلله كىىيوى لَىٍ يػىتىطىههرٍ 

نىابىةً غىفىلاى توًً؟ يػىرٍ جيوٍ أىفٍ يػىفٍهىمى دىقىا ئًقى الٍْىسٍرىارً كىىيوى لَىٍ يػىتيبٍ  ,أىٍـ كىيٍفى  مًنٍ جى
 مًنٍ ىىفىوىاتوًً؟

Artinya: 
Bagaimana akan dapat bercahaya hati seseorang yang gambar dunia ini 
terlukis dalam cermin hatinya. Bagaimana berangkat  menuju kepada Allah, 
padahal ia masih terbelenggu oleh nafsu syahwat. Bagaimana akan dapat 
masuk menjumpai Allah, padahal ia belum bersih dari kelalaian. Bagaimana 
ia berharap akan mengerti rahasia yang halus dan tersembunyi, padahal ia 
belum taubat dari kekeliruannya.

105
 

Syekh Fadhlallah Haeri dalam Syarahnya (penjelasannya) bahwa hati laksana 

cermin, sebagaimana sifat dasar dari cermin yakni memantulkan apa saja yang 

dihadapkan dan yang diinginkannya. Tertarik pada apa yang diinginkannya dan 

menolak apa yang ingin dihindarinya, maka demikianlah hati apabilah hati 

menerima dengan ikhlas keimanan dan cahaya Allah, maka ia akan merefleksikan 

kebenaran yang luas dan dalam, bahkan ia akan memantulakn cahaya-cahayanya 

yang ada disekitarnya, namun ketika cermin tersebut menerima hawa nafsu maka ia 

akan merefleksikan kenikmatan sesaat, duniawi yang penuh penipuan dan 

perselisihan.
106

 

Cermin hati tidak akan pernah bercahaya dan memberikan cahaya sekitarnya 

dalam artian pengelihatan spritual akan dibutakan jika ia tertutup dan ternodai 
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dengan syahwat dan nafsu negatif. Selama ia tiak membersihkannya maka 

selamanya pula noda akan menempel dan merusak lensa cermin. Hati haruslah 

dipersembahakan seutuhnya kepada Allah semata, dengan cahaya iman dan takut 

pada-Nya. 

Menurut Kiyai Soleh Darat dalam syarahnya bahwa perumpaan hati orang 

yang lalai dalam mengingat Allah seperti orang yang dalam keadaan junub, orang 

junub tidak perbolehkan masuk ke dalam masjid untuk sementara waktu, sampai ia 

sudah bersuci. Maka demikian juga orang yang lalai, membiarkan cermin hatinya 

diburamkan oleh hawa nafsu dan syahwat, ia tercegah menuju ke hadirat Allah, 

cermin hatinya tak mampu memantulakn cahaya-Nya. Cermin hati tak akan bisa 

menjadi terang dan memantulakn bayangan yang elok, jikalau debu-debu tersebut 

masih melekat, selama potren duniawi masih menyelimti cermin hati.
107

 

Menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah seorang yang tidak peduli dengan kesuciyan 

hatinya merupakan bentuk kefasikan, hatinya laksana cermin pemilik orang tua 

rentah yang tak lagi punya perhatian untuk merawatnya, namun sebaliknya seorang 

mukmin sejatinya adalah dia yang selalu peduli dan memperhatikan kondisi jiwanya, 

selalu ikhtiyar dalam menyelamatkan jiwanya dari hawa nafsu dan dari segala selain 

Allah, sehingga membuatnya bersih dan bennig. 

Hati seorang yang fasik tak ubahnya cermin milik lelaki renta yang tak lagi 
punya perhatian untuk membersihkan atau menggunakannya, Sebaliknya, 
hati orang yang mengenal Allah bagaikan cermin milik pengantin wanita. 
Setiap hari ia melihat cermin tersebut sehingga tetap bening dan 
mengkilat.

108
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Jika wajah fisik sebagai objek pandangan mansia sesunggunya hati 

merupakan objek padangan Allah, kepada hatiah Allah memandang bukan kepada 

eloknya wajah fisik, tidak juga kepada jabatan atau kekayaan. Maka sangat 

mengherankan orang yang hanya disibukkan mempercantik dan mempeindah wajah 

fisiknya agar manusia-manusia memuji dan menyukainya, akan tetapi tidak pernah 

memperhatikan kondisi hatinya. Semestinya hatilah yang menjadi sentral perhatian 

seorang mukmin, yang selalu dibenahi, dihiasi dengan kemuliaan dan disucikan dari 

segala bentuk aib, kotoran-kotoran, agar Allah memandangnya dengan keridaan.   

Perhatian utama seorang yang zuhud adalah bagai- mana memperbanyak 
amal, sementara perhatian utama seorang arif adalah bagaimana meluruskan 
keadaan jiwa. Hati adalah tempat tatapan Tuhan. Nabi saw. bersabda, 'Allah 
tidak melihat kepada bentuk dan harta kalian, tetapi Dia melihat ke- pada 
hati dan amal kalian.

109
 

Muhammad Najdat dalam syarahnya (penjelasan) bahwa seorang arif yang 

dimaksud oleh Ibnu ‘At{aillah dalam kalamnya ini adalah pelauk dan pengamal 

makrifatullah, orang yang cermin hatinya sudah kenal dan dekat kepada Allah. 

cermin hatinya selalu nampak kebahagiaan bersama Allah, yang hanya bergantung 

pada-Nya, hingga Allah mencukupkan kebutuhannya, seorang arif lebih tinggi 

derajatnya ketimbang seorang yang zuhud, sebab orang zuhud baru pada maqam 

memperbanyak amal sedang seorang arif berada pada memperhatikan hati dalam 

melaksanakan dan memperbanyak amal.
110

 

Jika merujuk pada konsep ini makan dapat dipahami salah satu bentuk 

manajemen qalbu atau penataan hati itu perluhlah membersihkan noda-noda dan 

debu yang menemel di cermin qalbu, kemudian menjaga konsistensi kebeningan 
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cermin hati, sebab cermin yang kotor dan berdebu tidak akan dapat menyerap dan 

memantulkan cahaya yang lebih banyak. Jika merujuk pada hadis yang sebelumnya 

telah disebutkan di atas maka benarlah tiap-tiap dosa yang ditinggalkan 

meninggalakn satu titik noda hitam yang menggelapkan cermin hati. 

3. Sifat Dasar Hati 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa jika ditinjau secara bahasa qalbu disebut 

qalb karena memang sifat dasarnya yang bersifat relatif, berubah-ubah, dan 

berbolak-balik atau taqallub, hati sifatnya sangat sensitif sekali ia disentuh oleh 

ketakwaan maka ia akan merasa menyesali kesalahannya, namun tidak jarang sekali 

ia terkontaminasi oleh maksiat maka ia pun tergiur oleh kenikmatannya sampai ia 

terlena, hati bisa saja taat di malam harinya namun bisa saja di pagi harinya ia 

ingkar. Tak jarang ia berpihak kepada kebenaran hari ini namun bisa saja di esok 

harinya ia membelok.  

Sebelumnya telah diterangkan bahwa hati dalam pandangan ulama terbagi 

dua pemaknaan yakni hati dalam bentuk jasad atau fisik yang dikaji secara 

kedokteran dan hati dalam makna rohaniah atai batiniah yang dikaji secara hakekat, 

hati yang dimaksud dalam bahasan bukanlah hati dalam pengertian fisik seperti 

empedu yang terletak bagian kiri, akan tetap hati dalam makna batiniah, yakni yang 

Allah ciptakan bersifat lembut dan halus. Sebagaimana  Ibnu ‘At{aillah berkata 

dalam kitabnya bahwa: 

Rasulullah saw. bersabda, ‚Hati manusia lebih bergolak daripada kuali yang 
sedang mendidih di atas api.‛  Betapa banyak manusia yang kadang-kadang 
hatinya menyatu dengan Allah, tetapi sebentar kemudian berpisah. Betapa 
banyak yang menghabiskan malamnya dalam ketaatan kepada Allah, tetapi 
ketika matahari terbit, ia tak ingat lagi kepada-Nya. Hati sama seperti mata. 
Bukan keseluruhan mata yang bisa melihat, melainkan bagian lensanya saja. 
Begitu pun keadaan hati. Jadi, bagian hati yang memandang bukanlah bagian 
lahiriahnya yang berupa gumpalan daging, melainkan unsur lembut yang 
Allah lekatkan di dalamnya. Unsur itulah yang bisa memandang dan 
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menangkap. Sengaja Allah tempatkan hati bergantung di dada bagian kiri 
seperti ember. Kalau dibebani oleh syahwat, ia akan bergerak dan kalau 
dibebani ketakwaan ia juga akan bergerak. Kadang-kadang lintasan nafsu atau 
syahwat yang lebih dominan dan kadang-kadang lintasan takwa yang lebih 
dominan. Karena itulah kadang-kadang hati menyadari dan menerima karunia 
Allah serta kekuasaan-Nya. Kadang-kadang pada saat tertentu lin- tasan nafsu 
dapat dikendalikan dan dikalahkan oleh lintasan takwa sehingga hati pun 
memujimu. Tetapi, di saat lain lintasan takwa dikalahkan lintasan nafsu 
sehingga hatimu pun men- celamu. Kedudukan hati bagaikan atap rumah. Bila 
kau me- nyalakan api dalam rumah, asapnya akan membumbung ke atap 
hingga membuatnya hitam. Seperti itu pulalah api syahwat. Kalau api 
syahwat berkobar dalam tubuh, asap-asap do- sanya akan naik memenuhi hati 
dan menghitamkannya.

111
 

Kondisi dan gerak hati yang tak dapat ditebak dan diduga-duga, karenanya 

Nabi Muhammad saw, sering kali berdoa dan mengajarkan agar memohon kepada 

Allah sang pemilik hati untuk diberikan ketetapan dan kecondongan kepada agama. 

  القيليوٍبً ثىبًٌتٍ قػىلٍبِ عىلىى دًينًٍكى  يَى ميقىلًٌبى 
Artinya:  

Wahai Zat yang Maha Membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas 
agama-Mu). (HR. Tirmiz|i , no. 3522 dan Ahmad, 6:315). 

Dalam satu riwayat suatu ketiak Aisyah r.a bertanya kepada Rasulullah, 

bahwa mengapa rasul selalu membaca doa tersebut, maka Nabi pun menjawabnya: 

ىـ كىمىنٍ إً  نهوي لىيٍسى آدىمًىٌّ إًلاه كىقػىلٍبيوي بػىيٍْى أيصٍبػيعىيًٍْ مًنٍ أىصىابًعً الِلّهً فىمىنٍ شىاءى أىقىا
 شىاءى أىزىاغى 

Artinya: 

Karena tidak ada manusia kecuali hatinya berada di antara dua jari-jemari 
Tuhan. Jika mau, Dia bisa menegakkannya (meneguhkan Imannya), dan Dia 
pun bisa memalingkannya kepada siapa saja yang Dia Kehendaki.

112
 

Hati selalu dipertaruhkan antara lintasan hawa nafsu dan lintasan ketakwaan, 

jika lintasan hawa nafsu lebih mendominasi daripada takwa maka itu merupakan 
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bentuk kekalahan, tergelincirnya hati pada jurang kehinaan, segala tindakan hasil 

dari hati yang dikuasai lintasan nafsu akan menghasilkan tindakan-tindakan yang 

merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. 

Bisa saja seorang menangisi dosa-dosanya di malam harinya namun bisa saja 

pula ia kembali tergelincir dalam kemaksiatan di siang harinya, karenanya Al-Qur’an 

mengajarkan untuk memohon perlindungan dari hinanya kemaksiatan setelah 

datangnya Rahmat pengampunan. 

                         

            

Terjemahnya:  

(mereka berdoa): Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami 
condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan 
karuniak anlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya 
Engkau-lah Maha pemberi (karunia).(Q.S. Ali ‘Imran/3: 8).

113
 

Jika disintesiskan dengan pendapat ulama lainnya maka orientasinya sama 

lebih kepada pemaknaan hati atau qalb secara batiniah yang menjadi pusat rabbaniah 

yang bersifat lat{i>f dan abstrak, pada lapisan yang pertama menurut imam Ghazali 

yakni al-qalb pada dasarnya saling tarik menarik antara lapisan hati ar-ruh dan 

lapisan an-nafs jasmani, jika posisi qalb lebih kepada ar-ruh maka ia selalu 

memancarkan sifat-sifat kelilahian namun sebaliknya jika tarikan lebih condong 

kepada an-nafs jasmani maka ia akan lebih memancarkan sifat-sifat hewania sebab 

menurut ulama lapisan al-nafs jasmani ini merupakan tempat berkumpulnya sifat-

sifat hewania, posisinya antara perut dan syahwat. 
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Kembali pada hati dalam pandangan Syekh Ibnu At{aillah maka inilah yang 

disebut sebagai qalb yakni hati yang sifatnya berbolak balik, qalabah-yaqlibu-

qalban, kondisinya yang berbolak balik sebab hati dalam konteks ini masih dalam 

keadaan tarik menarik atau berpindah-pindahnya antara ar-ruh dan al-nafs jasmani.  

Berbeda dengan imam at-Tirmiz|i  menyebutkan lapisan pertama pada hati 

disebut s}adr yang memiliki sifat yang sama apa yang disebut oleh al-Ghazali sebagai 

qalb, di mana s}adr sebagai gerban pertama dalam hati jika dalam gerban pertama 

yang masuk adalah hawa nafsu maka ia pun merefleksikan sifat-sifat hewani jia 

gerban pertama yang masuk dahulu adalah sifat-sifat muliah maka ia pun 

merefleksikan keilhian, dalam konteks ini hatipun masih bersifat relatif atau beruba-

ubah.  

Namun menurut Imam Tirmiz|i  jika hati yang berada pada lapisan lubb, ia 

tidak lagi bersifat berbolak balik seperti qalb, ia konsisten merefleksikan keilahian. 

Ia disebut lubban bi maka>n yan artinya berdiam di dalamnya sebab ia bersih dan suci 

dari segala sesuatu dari luar. Maka dalam bahasan berikut akan dibahas apa saja 

macam-macam atau jenis-jenis hati menurut Syekh Ibnu At{ailahh yang dapat 

telusurui dari beberapa karyanya. 

4. Macam-macam Hati 

Menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah kondisi qalbu tiap manusia itu berbeda-beda 

tergantung sang pemilik qalbu dalam merawatnya, qalbu bagaikan rumah yang harus 

dijaga kebersihan oleh sang pemilik rumah sehingga layak ditempati, maka kondisi 

rumah tiap pemilik itu bermacam-macam rup anya, ada yang seperti rumah yang 

rusak sehingga terlihat tak layar ditempati, ada juga rumah yang seakan tak 

berpenghuni layaknya rumah yang sudah hancur, namun ada juga rumah yang sangat 



78 
 

 
 

bagus, bersih dan elok dipandang sehingga layak dihuni.  Sebagaimana dalam kalam 

Syekh Ibnu ‘At{aillah:  

من أراد أف ينظر إلَ أمثلة القلوب فلينظر إلَ الديَر : فدار عامرة مأىولة 
، كقلب  لة للبواليْ ، كقلب الدار العامركدار قد حريت حَّ بقيت ميو 

 كالدار الخراب
Artinya: 

Siapa yang ingin melihat sejumlah perumpamaan hati, perhatikanlah rumah. 
Ada rumah yang seperti rumah rusak sehingga menjadi tempat buang air 
kecil. Ada hati yang seperti rumah bagus, dan ada juga hati yang seperti 
rumah hancur.

114
 

Berikut macam-macam hati menurut Syekh Ibnu At}aillah: 

a. Hati yang Sakit 

Hati yang sakit adalah hati yang terkena oleh kanker-kanker batiniah, seperti 

sifat munafik, amarah, lalai, dengki, hasut, sombong. Terinfeksinya qalbu dari  

kanker-kanker batiniah tersebut disebabkan oleh cinta dunia yang berlebihan dan 

jauhnya hati dari Allah, kadar kerusakan hati dilihat sejauh mana hati menjauh dari  

cahaya Allah.
115

  

Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbbah yang menyebutkan jenis hati ini 

dengan istilah qalb marad} yang artinya hati yang sakit atau marad} (berpenyakit), 

hati jenis ini akan megalami ketidak seimbangan disebabkan karena kanker-kanker 

batiniah yang mengorogoti suasana hati, orang yang mengalami jenis hati ini akan 

melakukan perbuatan-perbuatan yang melampai batas hingga merudak diri sendiri 

bahkan limgkunhannya. 

Kemaksiatan- yang menjamur dalam hati tanpa ditobatkan menjadi penyebab 
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utama kenapa hati itu menjadi sakit. Bukanlah Allah yang pergi meninggalkan 

hamba-Nya akan tetapi yang menjauh pergi adalah hamba-Nya sendiri, dengan 

melakukan kemaksiatan. Mengerjakan apa yang diharamkan untuknya sebagai 

bentuk mendurhakai Allah dan menjauh dari-Nya. 

Menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah ‚hati seorang mukmin adalah rumah bagi 

Allah, namun bagaimana bisa Allah bertahta pada rumah yang rusak?. Bagaimana 

bisa berharap agar rumah itu bagus sedang penyebab kerusakannya masih 

dikerjakan.‛
116

 Maksudnya hati tak akan bisa mengingat Allah selama hati masih 

terbelenggu oleh nafsu negatif, hati tak akan sehat selama penyebab sakitnya tetap 

dikerjakan. Sebagaimana dalam kalamnya: 

Sungguh aneh, bagaimana mungkin kau berharap hati menjadi baik 
sementara tubuhmu melakukan berbagai larangan seperti melihat yang 
terlarang, menggunjing, mengadu domba, dan sebagainya?! Kau bagaikan 
orang yang berobat dengan racun atau orang yang ingin membersihkan 
pakaian dengan celupan hitam.

117
 

Kondisi kesehatan hati pada dasarnya memiliki kesamaan pada kesehatan 

tubuh, pada umumnya orang-orang akan sibuk untuk menghindari berbagai macam 

yang menyebabkan badan menjadi sakit atau sibuk untuk mencari obat dari penyakit 

yang diderita tubuhnya, maka  menurut Syekh alangkah bodohnya orang yang hanya 

sibuk mengurusi kesehatan badannya lantas acuh mengurusi kesehatan hatinya.
118

 

Ditegaskan kembali oleh Qurasih Shihab bahwa penderita penyakit jenis hati 

ini ditamdainya dengan orang yang sangat gemar dan senang akan kemaksiatan yang 
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dilakukan,  dalam artian merasa bangga terhadap dosa yang dilakukan, sehingga 

membuatnya jauh dari agama atau amal soleh. 

b. Hati yang Buta 

Hati yang buta adalah hati seorang yang mengabaikan panggilan-panggilan 

Allah dan meninggalkan segala kewajiban-kewajibannya sebagai muslim, dan lebih 

mengutamakan kepentingan dunianya. Padahal pada hakekatnya dia butuh kepada 

Allah, namun seakan-akan dia tidak butuh lagi dengan-Nya, demi sesuatu yang lebih 

menggiurkan pandangan lahiriahnya, sibuk mengenyangkan perutnya namun 

mengabaikan nutrisi batiniyanya.
119

 

Quraish Shihab dalam pembahasan sebelumnya lebih menyebutkan jenis hati 

ini dengan istilah qalb mutaraddid yang artinya hati yang ragu, yakni hati yang  

meragukan segala janji, penjaminan dan ancaman Allah sehingga hal itu menutupi 

hati seseorang hingga menjadikan mata batinnya menjadi buta. Tak dapat melihat 

hakekat dibalik yang nampak, mengira kehidupan dunia sebagai kehidupan 

sebenarnya dan tak dapat melihat kehidupan akhirat sebagai kehidupan yang 

sebenarnya. Pelaku jenis hati ini cenderung bersifat munafik, sebab menafihkan 

hakekat demi kenikmatan semu, padahal dia butuh akan pada-Nya. 

Menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah orang yang seperti ini merupakan orang yang 

paling aneh, sebab lari dari sesuatu yang pada hakekatnya dia tidak bisa lari darinya. 

Sebenarnya orang tersebut bukan mata kepalanya yang buta melainkan mata 

hatinya, karena memprioritaskan bayangan daripada hakekat. Kenikmatan duniawi 
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yang mengalihkan pandangannya bersifat sementara dan semu, sedangkan apa yang 

dia tinggalkan itu bersifat abadi dan kekal selamanya.
120

 

 لاى بػىقىاءى  الٍعىجىبً مِهنى يػىهٍرىبي مِها لاى انٍفًكىاؾى لىوي عىنٍوي , كىيىطٍليبي مىا اىلٍعىجىبي كيله 
 مىعىوي  لىوي 

Artinya: 

Sungguh mengherankan, orang yang lari dari sesuatu yang ia tidak bisa 
terlepas dari-Nya, dan justru mencari apa yang tidak kekal baginya.

121
 

 Sebagaimana Allah swt berfirman: 

                        

                       

Terjemahnya: 

Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai 
hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang 
dengan itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata 
itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.(Q.S. Al-
Hajj/22: 46).

122
 

  Menjauh dari Allah merupakan bentuk kebodohan yang sangat merugikan 

diri sendiri, sebab tidak satupun makhluk di dunia ini baik yang tampak maupun 

yang kasat mata yang mampu lepas dari pantauan dan penjagaan dari Allah dan tak 

satupun makhluk hidup tanpa penjaminan atas rezekinya. Segala kebutuhan makhluk 

berada di atas tangan Allah. menjauh dari-Nya sebagai tanda hati yang buta karena 

menutup mata dari hakekat kebenaran.
123
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  Kiyai Soleh Darat memberikan syarah (penjelasan) bahwa yang dimaksud 

oleh syekh Ibnu ‘At{aillah lari dari-Nya yakni orang-orang yang menjauhi amal soleh 

yang dapat mendekat dirinya kepada Allah, alih-alih  beramal soleh dia mala 

menyibukkan diri dengan mengumbar-umbar syahwat, memperturutkan hawa 

nafsunya, seakan akan lupa akan kematian, hal tersebut sebagai bentuk menjauh dari 

Allah dan sebagai tanda tertutupnya mata hati dari kebenaran.
124

 

  Butanya mata hati dapat ditandai dengan keteledoran-keteledoran terhadap 

ketaatan, lalai terhadap apa yang telah diwajibkan oleh Allah, disebabkan karena 

sibuk dengan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan dunia, seakan pekerjaan dunia 

sebagai prioritas utama sedang kewajiban akhirat hanya prioritas kedua.  

  Seorang yang bekerja dari pagi hari hingga malam hari, tanpa menyiapkan 

waktu luang sedikitpun untu beribada, nahasnya sholat lima waktun pun tertinggal 

secara sengaja, seakan rezeki tidak akan cukup jika tidak bekerja keras 

menghabiskan waktu, padahal Allah telah menjamin semuanya, seakan ragu 

terhadap apa yang Allah janjikan padanya, hal tersebut sebagai tanda telah redupnya 

mata hati. sebagaimana dalam kalam syekh Ibnu Athailah al-Sakandari: 

, دىليًله عىلىى انٍطًمىاسً  طىلىب كىتػىقٍصًيػٍريؾى فًيٍمىا ,ضيمًنى لىكى  اًجٍتًهىاديؾى فًيٍمىا مًنٍكى
 .الٍبىصًيرى ةً مًنٍكى 

Artinya: 

Kesungguh-sungguhanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijaminkan 
bagimu serta keteledoranmu terhadap kewajiban-kewajiban yang telah 
diamanahkan kepadamu, membuktikan butanya mata hatimu.

125
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  Rajin mencari rezeki memang salah satu kewajiban untuk menafkahi 

keluarga maupun keperluan lain, namun terlalu sibuk dalam usaha mencari rezeki 

sehingga membuat diri teledor terhadap kewajiban lain yang bersifat ukhrawi 

merupakan bentuk kebodohan, sebab itu sebagai bentuk keraguan terhadap 

penjaminan dan tanggungan rezeki oleh Allah.
126

 Padahal Allah telah berfirman: 

                                  

Terjemahnya:  

dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) 
rezkinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezki kepadanya dan kepadamu dan 
Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

127
 

  Kalam Syekh Ibnu ‘At{aillah ini sebagai nasehat bahwa sebaiknya bekerjalah 

sesuai porsinya, jangan sampai kesibukan itu berpengaruh pada kualitas ibadah, 

padahal Allah sudah menanggung segala rezeki dan keperluan hamba, hingga tidak 

perlu terlalu risau oleh hal yang sesungguhnya itu merupakan urusan Allah. padahal 

Allah telah mewajibkan hambanya untuk beribadah bukan sekedar sibuk pada urusan 

dunia.
128

 Sebagaimana Allah berfirman: 

                
Terjemahnya: 

dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku. (Q.S. Adz-Dzariyat/51: 56).

129
 

                          
Terjemahnya: 
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dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar 
akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya 
Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-
Ankabut/29: 69).

130
 

               
Terjemahnya: 

dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya, (Q.S. An-Najm/53: 39).

131
 

  Menurut Syekh Ahmad Zarruq  berdasarkan ayat-ayat tersebut dan kalam 

syekh Ibnu ‘At{aillah bahwa beribadah kepada Allah pada dasarnya jauh lebih utama 

ketimbang urusan-urusan duniawi, biarlah rezekimu menjadi urusan Allah dan 

ibadamu menjadi urusan dan kewajibanmu.
132

 

  Menyandarkan rezeki pada hasil usaha merupakan bentuk kebodohan dan 

bentuk butanya mata hati, disebut mata hati buta karena meletakkan sesuatu bukan 

pada tempat dan porsinya, meninggalkan kewajiban beribadah yang seharusnya 

dikerjakan namun mengurusi perkara yang menjadi urusan Allah. disebut mengurusi 

urusan Allah sebab mengantungkan rezeki pada kekuatan usaha manusia yang 

lemah.
133

 

  Syekh Ibnu ‘At{aillah sama sekali tidak melarang seorang mukmin berkerja 

mencari rezeki namun dalam konteks ini Syekh hanya menegur orang-orang yang 

hidupnya hanya dipenuhi kesibukan mengurusi urusan dunia, sampai waktunya habis 

dan tak sempat memenuhi kepentingan akhirat. Seorang yang seperti ini seakan 
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seperti orang yang buta sebab tak dapat membedakan kehidupan yang kekal dan 

kehidupan yang hanya sementara.  

c.  Hati yang mati  

  Hati yang mati adalah hati orang-orang yang tidak lagi merasakan nikmatnya 

beribadah, sehingga ia tidak merasakan rasa bersalah karena kemaksiatannya  dan 

tidak merasa menyesal ketika meninggalkan perintah Allah, seperi meninggalkan 

sholat. Orang yang memiliki hati yang mati ini akan sangat sulit menerima nasehat 

orang lain, sederhananya hati yang mati ini adalah hati yang tidak lagi memiliki 

sensitifitas spiritual. 

  Syekh Ibnu At}aillah menyebut jenis hati ini dengan sebutan hati yang mati, 

sedangkan Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah lebih menyebut dengan sebutan 

qalb qaswah yang hati yang keras, hati yang sifatnya menetap, tidak sama sekali 

berubah atau luluh ketika diberi siraman rohani. Penderita jenis hati ini adalah 

orang-orang sangat sulit diberi nasehat, sebab hatinya sama sekali tidak tersentuh 

oleh nasehat-nasehat dan teguran agama. Jenis hati ini disebut keras hati seperti 

tanah yang kering dan bebatuan, bahkan Syekh Ibnu At}aillah lebih menyebutnya 

dengan sebuatan hati yang mati sebab seakan-akan ia mati tak dapat merasakan 

sentuhan sedikitpun bahkan tak dapat merasakan pahitnya kemaksiatan. 

  Jika suatu kewajiban tertinggal lantas masih ada rasa penyesalan dalam hati 

atau suatu ketika tergelincir dalam sebuah kemaksiatan lantas masih merasa bersalah 

dan berdosa, maka tetaplah bersyukur karena saat itu masih ada tanda-tanda 

kehidupan dalam hati. Sebab jika secara hukum lahiriah bahwa tanda-tanda 

kehidupan itu dilihat ketika masih dapat merasakan sesuatu yang datang seperti 



86 
 

 
 

merasakan sakit, pedih, memar atau sesuatu yang dapat diindra, namun ketika rasa 

itu tidak lagi terasa merupakan tanda kehidupan telah ditarik darinya.  

  Maka hukum itu pun berlaku secara batiniah, bahwa tanda matinya hati  

ketika tidak merasakan apa-apa atas kemaksiatannya bahkan cenderung 

membanggakan diri. Sebab pekatnya noda hitam yang menutupi hati menjadi 

penyebab  hati telah mengalami mati rasa.
134

 Sebagaimana dalam kalam Syekh Ibnu 

‘At{aillah: 

يـ الٍْيزٍفً عىلىى مىا قىاتً , فػى فىاتىكى مًنى الٍميوىا مًنٍ عىلاى مىاتً مىوٍتً الٍقىلٍبً : عىدى
  .تمًنٍ كيجيودً الزهلاه  دىًـ عىلىى مىا فػىعىلٍتى النى كىتػىرٍؾي 

Artinya: 

Di antara tanda matinya hati, yaitu jika tidak merasa sedih (susah) karena 
tertinggalnya suatu amal perbuatan kebaikan, (kewajiban), juga tidak 
menyesal jika terjadi berbuat suatu pelanggaran dosa.

135
 

Sebagaimana Allah swt berfirman: 

                       

                

Terjemahnya: 

demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 
menetapi kesabaran.

136
 

 Menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah bahwa orang-orang yang sedang berada dalam 

kerugian yang dimaksud dalam ayat tersebut yakni diantaranya orang-orang yang 
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hatinya telah mati. Hati yang telah mengalami mati rasa  sehingga tidak dapat 

merasakan pahitnya kemaksiatan dan tidak peka dalam menerima nasehat.
137

 

 Kiyai Soleh Darat dalam penjelasannya bahwa hidupnya hati seorang 

mukmin karena masih bersinarnya cahaya ilahiyah yang bertahta dalam lubuk 

hatinya, ditandai dengan rasa taat kepada Allah mengerjakan ibadah baik yang wajib 

maupun yang sunnah, serta tetesan air mata penyesalan atas perbuatan dosa-dosa 

yang lalu. Jika Allah masih memberikan waktu kesempatan dalam bertaubat itu 

merupakan tanda Allah masih menyinari hati hambanya walau dalam lumpur 

kemaksiatannya. Namun alangkah celakanya orang yang dalam hatinya sudah tidak 

ada lagi cahaya maka ia tidak lagi dapat  merasakan rasa takut kepada Allah.
138

 

 Hati yang benar-benar hidup akan berusaha semaksimal mungkin untuk 

menghindarkan dirinya dari segala hal yang membuat sakit, menderita bahkan 

membuatnya mati. Ia akan merasakan pahitnya kemaksiatan dan manisnya 

kebenaran dan kebaikan, namun hati yang mati justru sebaliknya
139

 Dalam sebuah 

riwayat dijelaskan bahwa: 

Abdullah bin Mas'ud ra, berkata: Ketika kami dalam majlis Rasulullah saw. 
tiba-tiba datang seorang turun dari kendaraannya dan mendekat kepada Nabi 
saw, dan berkata: Ya Rasulullah, saya telah melelahkan kendaraanku selama 
sembilan hari, maka saya jalankan terus menerus selama enam hari, tidak 
tidur diwaktu malam dan puasa pada siang hari, hingga lelah benar 
kendaraanku ini, keperluannya hanya untuk menanyakan kepadamu dua 
masalah yang telah merisaukan hatiku hingga tidak dapat tidur. 
Lalu ditanya oleh Nabi saw. : Siapakah engkau ?  
Jawabnya: Zaidul-Khoir.  
Berkata Nabi : Engkau Zaidul-Khoir, tanyakanlah kemungkinan sesuatu yang 
sukar itu aku sudah pernah ditanyainya. 
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Berkata Zaid: Saya akan bertanya kepadamu tandanya orang yang disukai 
oleh Allah dan yang tidak disukai (yang dimurkai).?  
Jawab Nabi saw: Untung, untung, bagaimanakah keadaanmu kini hai Zaid. 
Jawab Zaid: Saya kini suka kepada amal kebaikan dan orang-orang yang 
melakukan amal kebaikan, bahkan suka akan tersebarnya amal kebaikan itu, 
dan bila aku ketinggalan merasa menyesal dan rindu pada kebaikan itu, dan 
bila aku berbuat amal sedikit atau banyak, tetap saya yakin akan pahalanya. 
Jawab Nabi saw. Ya itu, yaitulah dia, andaikan Allah tidak suka kepadamu, 
tentu engkau disiapkan untuk melakukan yang lain dari itu, dan tidak perduli 
di jurang yang mana engkau akan binasa.  
Berkata Zaid: Cukup-cukup, lalu ia berangkat kembali di atas kendaraannya 
itu.

140
 

d. Hati yang Sehat 

  Hati yang sehat menurut Syekh Ibnu ‘At}aillah adalah hati yang tidak lagi 

bergantung atau berharap kepada sesama makhluk dan hanya kepada Allah semata. 

hati yang benar-benar paham bahwa tiada wujud selain wujud Allah, tiada kekuatan 

kecuali kekuatan dari Allah, sehingga ia paham segala makhluk hanya bergantung 

kepada Allah. Lantas bagaimana bisa bergantung kepada sesuatu yang pada hakekat 

juga membutuhkan pertolongan.
141

 

  Jika kembali merujuk dalam kitab tafsir al-Misbah menurut Quraish Shihab 

jenis hati ini disebut dengan istilah qalb salim yakni hati yang selamat, hati yang 

memiliki kemantapan tauhid, hanya bergantung kepada Allah sehingga terbebas dari 

berbagai macam penyakit-penyakit hati. hati ini membuat pelakunya menjadi 

selamat dari siksa dunia dan siksa akhirat. 

  Orang yang paling merugi adalah orang yang hatinya terlanjur bergantung 

kepada selain Allah, sehingga ketika di hari pengadilan ia pun mencari-cari tempat 

dan sesuatu yang dahulu dia tempati bergantung, namun nahasnya semuanya pun 

dihisab tanpa terkecuali, barulah saat itu ia sadar bahwa tiada tempat bergantung 
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selain Allah, hati yang sehat adalah dia yang sadar sejak di dunia bahwa hanya Allah 

satu-satunya ilaha  dalam hidup. Sebagaimana Sykeh Ibnu ‘At{aillah menjelaskan 

dalam kitabnya: 

 Pahamilah firman Allah yang berbunyi, yaitu di hari harta dan anak-
anak tidak berguna. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbu yang 
sehat. qalbu yang sehat adalah yang hanya bergantung kepada Allah. Allah 
berfirman, Sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri seperti 
pertama kali kami ciptakan. Lalu kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia) 
ini apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Dapat dipahami bahwa kau 
baru bisa datang kepada Allah dan sampai kepada-Nya jika kau sendirian 
tanpa apa pun selain Dia. Allah berfirman, Bukankah Dia mendapati mu 
sebagai yatim, lalu Dia memberikan perlindungan? Maksudnya, Allah akan 
melindungimu jika kau benar-benar yatim dari segala sesuatu selain Dia. 
 Nabi saw bersabda, Allah ganjil (tunggal), senang kepada yang ganjil. 
Artinya, Dia menyenangi hati yang tidak menerima dualisme. Hati Itu hanya 
untuk Allah. Dengan pertolongan Allah orang yang berada di hadapan-Nya 
dan mendapat curahan nikmat-Nya dapat memahami. Maka, bagaimana 
mung- kin mereka akan bersandar kepada selain Dia, sementara mereka telah 
menyaksikan wujud keesaan-Nya.

142
 

                              

                

Terjemahnya:  
dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan 
Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan 
mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan 
yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan 
bagi tiap-tiap sesuatu.

143
(Q.S. At-Tala>q/65:3). 

  Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah-lah yang menciptakan dan menguasai 

segala kerajaan alam semesta,  7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tidak ada satupun 

yang ikut serta berkuasa, bahkan sekalipun itu arsy dan kursy , semuanya itu tunduk 
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dan patuh kepada Allah swt dan berserah diri kepada Allah, tidak satupun makhluk 

melata yang terlepas dan bergantung kepada penjaminan Allah.
144

 

  Menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah seorang mukmin semestinya sudah  paham 

bahwa bahkan eksistensi diri sendiri sekalipun adalah milik Allah, jika sudah 

mengimani bahwa eksistensi diri (tubuh fisik dan jiwa) adalah milik Allah maka 

konsekuensinya harus mengimani bahwa segala keperluan dan kebutuhan adalah hak 

dan prioritas Allah, Dia-lah yang menciptakan serta mengurusi makhlu-Nya, 

seemuanya bergantung dan tunduk kepada Allah semata.  

  Konsekuensi kedua yang harus diterima adalah tidak berharap manfaat dari 

sesama makhluk, sejauh mana berharap kepada sesama makhluk maka sejauh itu 

pula membelakangi Allah, begitupun sebaliknya sejauh mana berharap dan 

bergantung kepada Allah maka sejauh itu pula membelakangi makhluk-Nya, itu 

sebagai tanda telah bersinarnya iman dalam hati yang sehat.
145

 

  Hati yang sehat dapat pula dilihat ketika hati terbebas dari angan-angan atau 

lintasan pikiran yang menganggu hati, seperti bisikan iblis yang selalu berbisik 

‚akan makan apa hari esok, minggu depan, bulan depan,  jika tidak melakukan ini 

dan itu tidak akan cukup keperluan‛ ini merupakan bisikan yang seringkaili 

menganggu dan mengoyahkan iman, ini disebabkan karena terlalu bersandar pada 

rencana-rencana sendiri, lintasan pikiran dan bisikan hati ini biasa disebut dengan 

istilah at-tadbir  yakni kerisauan mengatur kebutuhan dan urusan yang seharusnya 

menjadi urusan Allah. 

ىـ بوًً غىيػٍريؾى عىنٍكى  تػىقيمٍ بوًً لنًػىفٍسًكى ,أىرحًٍ نػىفٍسىكى مًنى التهدٍبًيٍرً, فىمىاقىا  .لاى
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Artinya: 

Istirahatkan dirimu dari at-tadbir (kerisauan mengatur kebutuhan), sebab apa 
yang sudah dijaminkan/diselesaikan oleh selainmu, tidak perlu engkau sibuk 
memikirkannya.

146
 

                                  

         

Terjemahnya: 

dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang 
memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan 
tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh 
Mahfuzh). (Q.S. Hud/11:6).

147
 

  Hati yang benar-benar sehat adalah hati yang terasa tenang dan damai karena 

tawakkalnya kepada Allah. hati seorang mukmin pasti sudah paham bawah perkara 

rezeki sudah diatur oleh Allah bahkan semenjak di alam rahim, semuanya sudah 

diatur sedemikian rupa secara rinci, sehingga sibuk memikirkan hal tersebut 

merupakan perkara yang amat sia-sia.  Tadbir  bagi hati hanya membuatnya menjadi 

resah dan lesuh sehingga mengganggu kesehatannya sendiri, karenanya jika 

menginginkan hati yang sehat maka istirahatkan hati dari bersikap tadbir.148 

  Dapat dipahami bahwa hati yang sehat lawan dari jenis hati yang sakit, sebab 

hati yang sakit terjangkit penyakit-penyakit nafsiah itu bermula dari sifat-sifat 

tadbir yang terus menganggu hingga menjadikan pemiliknya menjadi sakit 

mentalnya, jika ditelusuri lebih sistematis lagi, bahwa cara kerja tadbir merusak hati 

itu berawal dari lintasan-lintasan hati, bukankah bisikan-bisikan syaitan melalui 

kewas-wasan, jika lintasan-lintasan hati dalam bentuk tadbir terus terulang maka ia 

pun hinggap dan mempengaruhi kualitas iman. Maka cara seorang mukmin 
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mengecek kesehatan hatinya yakni dengan melihat ke dalam hatinya apakah ia 

terbebas dari lintasan tadbir.  Hati yang sehat berarti hati yang terbebas dari tadbir 

dengan menggantungkan hidupnya kepada Allah. 

e. Hati yang Terilhami 

  Sebelumnya telah dijelaskan bahwa hati menjadi tempat di mana Allah 

menganugerahkan hidayah-Nya atau ilhamnya, menurut Quraish Shihab bahwa pada 

jenis hati yang Allah beri hidayah menjadi tempat pertemuan seorang hamba kepada 

tuhannya, hatilah menjadi mediasi komunikasi yang intim dengan Allah. merujuk 

pada pandangan Syekh Ibnu ‘At{aillah menyebut jenis hati ini dengan sebutan hati 

yang terilhami.  

  Hati yang terilhami ini adalah hati yang Allah anugerahkan berupa warid 

yaitu sejenis ilmu pengetahuan, pemahaman, pengertian-pengertian  yang datang 

begitu saja melalui perasaan yang menembus relung hati, sehingga dapat memahami 

dan merasakan makrifat kepada-Nya.
149

 

  Menurut Ashim Ibrahim al-Kayyali bahwa istilah Warid ini biasa pula 

digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang datangnya dari hati, biasanya dalam 

bentuk kelapangan, kesedihan atau kegembiraan-kegembiraan karena kegirangan 

akan makna-makna yang datang  begitu saja.
150

 

  Sedangkan menurut Syekh Muhammad Said Ramdhan al-Buthi, bahwa warid 

adalah pengetahuan-pengetahuan dan kemaha lembutan Allah yang menembus ke 

dalam hati, bedanya dengan pengetahuan biasa ia perlu melalui rangkaian proses 
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belajar, kajian-kajian, berguru atau dengan membaca buku, sehingga batasannya 

hanya menembus akal pikiran saja, sedangkan warid adalah hembusan kasih sayang 

Allah ke dalam pikiran dan hati, hingga menjadi asbab terbukanya pengetahuan-

pengetahuan yang datang walau tanpa proses kausalitas yang konstan, serta 

mempengaruhi emosi dan etos hingga menjadi daya pendorong yang kuat untuk 

tekun dan taat.
151

 

  Warid itu pasti sesuatu hal yang baik dan positif sebab ia sebagai anugerah 

dan hadiah langsung dari Allah, warid datang diantara berbagai macam informasi-

informasi yang masuk begitu saja, kemudian mempengaruhi kondisi hati. Warid 

biasanya pula dalam bentuk hikmah-hikmah dan kesadaran misalnya seorang 

pengusaha yang sibuk dengan pekerjaannya tiba-tiba dia tersadar bahwa sesibuk 

apapun dia tidak boleh mengabaikan kewajiban lain, atau seorang yang sedikit lagi 

mendatangi kemaksiatan lantas ia tersadar bahwa apa yang akan dikerjakannya akan 

mendatangkan murka Allah sehingga merasa berdosa dan tidak jadi melakukan 

maksiat. 

   Warid itu datang hasil dari proses wirid baik sementara diamalkan atau 

wirid yang diamalkan di masa lampau hingga cahaya dari wirid tersebut datang 

menyapa untuk mengingatkan kembali, warid biasa dalam bentuk teguran-teguran 

untuk menyirnakan kelalaian, warid biasa pula dalam bentuk sinar yang menerangi 

gelapnya akal dan hati, datangnya warid ini sebagai tanda fase awal dari perjalanan 

menuju Allah, menjadi kendaraan untuk bermakrifat kepada-Nya.
152

 

                                                           
151

Muhammad Said Ramdhan al-Buthi, al-Hikam al-’At{aillah: Syahr wa Tahlil al-Juz al-
Tsani, terj, Abdurohman, al-Hikam al-Hikam al-‘Athaiyyah, Syarah al-Hikam Ibn ‘At{aillah al-
Sakandari Jilid 2, (Cet. I; Tangerang: Pustaka IIMaN, 2022), h. 315. 

152
Muhammad Said Ra,dhan al-Buthi, al-Hikam al-’At{aillah: Syahr  wa Tahlil al-Juz al-

Tsani, terj, Abdurohman, al-Hikam al-Hikam al-‘Athaiyyah, Syarah al-Hikam Ibn ‘At{aillah al-
Sakandari Jilid 2, h. 318-319. 



94 
 

 
 

  Allah memberikan ilham warid ini kepada siapa saja yang ia kehendaki dan 

izinkan, Allah memberinya semata-mata karena ingin memperkenalkan diri-Nya dan 

sebagai wujud dari keluasan rahmat-Nya. Sebagaimana syekh Ibnu ‘At{aillah berkata: 

  إًنَّهىا أىكٍرىدىعىلىيٍكى الٍوىاردًى,لتًىكيوفى بوًً عىلىيٍوً كىاردًنا
Artinya: 

Sesungguhnya Tuhan memberikan kepadamu warid hanya semata mata 
supaya kau mendekat dan masuk kehadirat Allah.

153
 

  Ilham berupa inspirasi-inspirasi keilahian tersebut mengalir tanpa asbab 

dzahir  (belajar dan membaca buku) yang tidak diketahui dan disadari dari mana 

datang begitu saja. Hati yang terilhami dapat ditandai dengan banyaknya 

pengetahuan-pengetahuan dan hikmah-hikmah yang tersingkap, hingga hal itu 

membuat pelaku tenggelam dalam nikmatnya bermakrifat.
154

 

  Alasan kedua Allah mengilhami warid agar hamba-Nya selamat dari 

kurungan-kurungan nikmat dunia, sebab seorang hamba jika hendak menuju kepada 

makrifatullah, maka diperlukan melepas bayang-bayang selain-Nya. Allah 

menyelamatkan hamba-Nya siapa-siapa saja yang dikehendaki  dengan membuatnya 

merdeka dari cengkraman perbudakan hawa nafsu, sebagaimana dalam kalam syekh 

Ibnu ‘At{aillah yang berbunyi: 

 

رً   أىكٍرىدىعىلىيٍكى الٍوىاردًى, ليًػىتىسىلهمىكى مًنٍ يىدً الٍْىغٍيىا رً, كىليًيحىرٌرًىؾى مًنٍ رؽًًٌ الٍْ ثَى
Artinya: 

Allah memberikan kepadamu warid itu semata mata untuk menyelamatkan 
engkau dari cengkeraman benda benda, dan membebaskan dari perbudakkan 
segala sesuatu selain Allah. 
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  أىكٍرىدىعىلىيٍكى الٍوىاردًى,  ليًيخٍرجًىكى مًنٍ سىجٍنً كيجيودًؾى إًلَى فىضىا ءًشيهيودًؾى 

Artinya:  
Allah memberikan kepadamu (warid) supaya engkau keluar atau terlepas dari 
kurungan bentuk kejadian dan sifat sifatmu, ke alam luar yang berupa 
ma’rifat mengenal kebesaran kekuasaan dan karunia Tuhanmu.

 155
 

  Ketika seorang hamba sadar bahwa sifat dasar dunia dan segala selain-Nya 

adalah selalu berubah-ubah dan tidak abadi, sehingga dirinya berusaha untuk 

menjaga kesucian hatinya, maka saat itulah Allah memberikan pertolongan-Nya 

berupah makrifat, sebagai tanda dari kemerdekaan yang sejati, sebab kemerdekaan 

yang sebenarnya adalah merdeka dari perbudakan hawa nafsu. 

  Salim Baresy dalam penjelasannya bahwa Allah menganugerahkan warid 

dengan beberapa hikma, yang pertama agar hamban-Nya ringan hati dalam 

melaksanakan ibadah, sebab bisa saja saat itu masih kurang ikhlas dan tulus dalam 

ketaatan, maka Allah memberikan keringanan hati dan rasa cinta dengan cinta 

seorang hamba akan kuat dalam ibadah, alasan yang kedua itu sebagai bentuk 

pertolongan Allah, untuk memerdekakan hati dari segala sesuatu selain-Nya, ketiga 

Allah hendak membawa hamba-Nya dari alam duniawi yang serba terbatas menuju 

kepada alam hakekat yang sangat luas dan tak terbatas. Dalam kondisi ini hamba 

akan merasa lenyap eksistensinya dan hanya merasakan eksistensi Allah semata.
156

 

  Wujud dari warid sebagai salah satu jalan dan kendaraan hamba untuk ber-

makrifatullah.,
157

 hal yang sangat menarik disini adalah bahwa jalan dan tahapan 

makrifat menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah ini memiliki beberapa prinsip yang berbeda 
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oleh beberapa ulama lainnya, seperti Imam Ghazali dan Imam al-Qusyairi an-

Naisaburi  yang berpendapat bahwa makrifatullah pada prinsipnya haruslah melalui 

maqam-maqam atau tingkatan-tingkatan pencapai tertentu untuk menuju kepada 

makrifatullah, prinsip yang berpandangan bahwa makrifat sebagai bentuk 

pencapaian salik. 

  Sedang Makrifatullah menurut Syekh Ibnu Athailah tidak selamanya dalam 

bentuk maqamat, makrifat bisa saja dalam bentuk Ahwal, yakni berupa pemberian 

atau karunia langsung dari Allah, walaupun tanpa harus melalui tingkatan-tingkatan 

tertentu secara spiritualitas. Allah bisa memberikan kepada siapa saja yang 

dikehendaki-Nya tanpa memandang banyaknya amalan-amalan secara kuantitas 

yang dia kerjakan, Allah memberinya bukan karena sebagai bentuk pencapaian akan 

tetapi semata-mata sebagai hadiah atau anugerah untuk hamba-Nya. Bahkan Syekh 

menegaskan jangankan makrifat bahkan amalan yang sempat dikerjakan hamba-Nya 

sekalipun itu sebagai wujud pemberian-Nya. 

إًفٍ قىله عىمىليكى , فىإًنهوي مىا  تػيبىاؿً مىعىهىا إًذىافػىتىحى لىكى كًجٍهىةن مًنى التػهعىرُّؼً فىلاى 
فػىتىحىهىالىكى إًلاه كىىيوىييريًٍدي أىفٍ يػىتػىعىرهؼى إًلىيٍكى , أىلَىٍ تػىعٍلىمٍ أى فه التػهعىرُّؼى ىيوى ميوٍردًيهي 

 ؟ميوٍردًيهي عىلىيٍكى كىأىيٍنى مىا تػيهٍدًيوًً إلىيٍوً مِها ىيوى إًلىيٍوً ,هىاعىلىيٍكى كىالٍْىعٍمىاؿي أىنٍتى ميهٍدًيػٍ 
Artinya: 

Apabila Dia membukakan bagimu suatu untuk ma’rifat (mengenal pada-
Nya), maka jangan kauhiraukan soal amal-mu yang masih sedikit, sebab Dia 
tidak membukakan bagimu, melainkan Dia akan memperkenalkan diri 
kepadamu. Tidakkah kau ketahui bahwa ma’rifat itu semata-mata anugrah 
Allah kepadamu, sedang amalmu adalah hadiahmu kepada-Nya. Maka 
bagaimanahkah perbandingannya antara hadiahmu dengan anugrah-Nya 
kepadamu?.

158
 

f. Hati yang Bercahaya    
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  Hati yang bercahaya ini merupakan kelanjutan dari penjelasan sebelumnya 

yakni hati yang terilhami dengan warid. Sedangkan cahaya hati atau anwa>r  qalb di 

sini lebih bermakna luas, yaitu selain berarti cahaya warid, juga berarti cahaya iman, 

taqwa dan ihsan yang menyinari gelapnya hati dan gersangnya pemikiran. Pasukan 

cahaya-cahaya itu menjadi mat}aya> atau mat}iya> (dalam bentuk jamak) yakni 

kendaraan hati dan alam rahasia (asra>r) menuju makrifatullah. Sebagaimana dalam 

kalam syekh Ibnu ‘At{aillah: 

الٍقيليوبً كىالٍْىسٍرىارً   .اىلٍْىنػٍوىاريميطىايَى
Artinya: 

Cahaya-cahaya (ilahi) adalah kendaraan hati dan rahasia jiwa (agar mengenal 
Allah).

159
 

  Dalam Syarah Syekh Ahmad Zarruq bahwa cahaya hati akan mejadi 

tunggangan yang akan membawa kepada perkenalan, dalam artian hati yang 

bercahaya ini adalah hati yang diberikan sarana pemahaman tentang Allah. yang 

mengetahui baik yang nampak maupun segala yang gaib, ‚barang siapa yang Allah 

anugerahkan terbitnya cahaya dalam hatinya maka ia berdiri dan berjalan di atas 

tunggangan pemahaman yang agung, dan barang siapa dalam cahaya tersebut terbit 

dalam sir-nya maka ia berjalan dalam tunggangan ilmu‛.
160

 

  Pasukan cahaya-cahaya Allah sebagai kendaraan bagi hati dan alam rahasia 

(asra>r) menuju kepada pemahaman hakekat realitas dan makrifatullah.
 161

 Penjelasan 

sederhananya bahwa pada dasarnya semua yang ada berasal dari cahaya Allah, siapa 
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yang dalam hatinya Allah kehendaki terbit cahaya maka ia dapat memahami segala 

realitas yang ada karena sumbernya berasal dari satu cahaya yang sama. 

  Barang siapa yang belum Allah anugerahkan cahaya dalam hatinya itu 

sebagai bentuk kegelapan, tanda bahwa orang tersebut masih menjadi budak bagi 

hawa nafsu. Sebab kegelapan sebagai prajurit-prajurit hawa nafsu sedang cahaya 

sebagai prajurit-prajurit Allah, sebagaimana dalam kalam Syekh Ibnu ‘At{aillah:  

النػهفٍسً , فىإًذىاأىرىادىاللهي أىفٍ يػىنٍصيرى عىبٍدىهي, أىمىدههي  النُّوريجينٍدي الٍقىلٍبً , كىمىا أىفه الظُّلٍمىةىجينٍدي
 .بًِينيودً الٍْىنػٍوىارً,كىقىطىعى عىنٍوي مىدىدى الظُّلٍمً كىالٍْىغٍيىارً 

Artinya: 

Nur (cahaya terang) itu sebagai tentara yang membantu hati, sebagaimana 
gelap itu tentara yang membantu hawa nafsu. Maka apabila Allah akan 
menolong seorang hambaNya, dibantu dengan tentara nur Ilahi dan 
dihentikan bantuan kegelapan dan kepalsuan.

162
  

  Menurut Soleh Darat dalam syarahnya bahwa  yang dimaksud dengan  الظُّلٍمىةى 
النػهفٍسً   yakni segala sesuatu yang (kegelapan sebagai prajurit hawa nafsu) جينٍدي

membawakan manusia kepada kecenderungan selain Allah, berlaku syirik dan 

memperturutkan hawa nafsu. Allah memberikan pertolongan-Nya dengan cara 

mendatangkan prajurit-Nya yakni nur.
163

 

  Sesungguhnya nur ilahi dan  الظُّلٍمىةى (kegelapan nafsu)  keduanya saling 

bermusuhan dan berlawanan antar satu sama lain, seperti berlawanannya panas dan 

dingin, gerak dan diam, sebagaimana berlawanannya antara baik dan batil. Hati 

adalah tempat inspirasi yang membuka tabir penyaksian kepada Allah, Sedangkan 

nafsu tempatnya ilusi, keraguan dan kebodohan-kebodohan.
164

 

  Apabila nur ilahi memasuki hati, maka itu sebagai bentuk Allah telah 
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menerangi dan membangkitkan jiwa dengan al-Haqq, begitupun sebaliknya ketika 

Allah hati digelapkan oleh hawa nafsu maka membuat jiwa terpandang rendah 

karena menjauhkan diri dari kebenaran. Seorang mukmin yang dikehendaki diberi 

hidayah kebenaran oleh Allah maka tidak ada satupun yang mampu membuatnya 

tersesat, sebaliknya orang yang belum Allah kehendaki mendapatkan hidayah 

kebenaran (nur ilahi) hatinya maka tidak satupun yang mampu memberikannya 

petunjuk dan tidak satupun yang menyelamatkannya dari kesesatan. Sebagaimana 

Allah berfirman: 

                    

                            

     

Terjemahnya:  

Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya. dan mereka 
mempertakuti kamu dengan (sembahan-sembahan) yang selain Allah? dan 
siapa yang disesatkan Allah Maka tidak seorangpun pemberi petunjuk 
baginya. dan Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, Maka tidak 
seorangpun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi 
mempunyai (kekuasaan untuk) mengazab?.

165
 (Q.S. az-Zumar/39: 36-37). 

  Cahaya tersebut akan melahirkan tiga hal, yakni penyingkapan, Ilmu dan 

Tahqiq (kemampuan untuk memahami), sedangkan sebaliknya kegelapan melakirkan 

tiga hal yakni kebodohan, kehancuran, dan kejumudan. Jika hamba yang berkuasa 

dalam dirinya adalah cahaya maka nafsu dan seluru prajuritnya pun akan beranjak 

pergi, namun sebaliknya jika kegelapan hawa nafsu menguasai maka cahaya dan 

kebenaran akan beranjak darinya.
166
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  Maka dapat dipahami nur ilahi dan anwa>r qalb di sini bermakna  warid, 

hidayah, iman yang kokoh, kesadaran ikhsan, kekukuhan tauhid, pemahaman tentang 

agama (dzahir dan batin), cahaya ini juga dipahamai sebagai gejolak rasa rindu akan 

Allah dan rasa takut kepada Allah. Allah ber-tajalli ke dalam hati hamba-Nya 

melalui cahaya-cahaya ini. Memberikan penerangan dan bimbingan.  

  Hanya hati yang Allah beri nur (cahaya) yang dapat memahami kebenaran 

yang sebenarnya, sehingga merekalah yang pada hakekatnya berhak menentukan dan 

memberikan hukum terhadap sebuah masalah (hakim), sebab dengan pertolongan 

cahaya Allah, orang-orang dapat mensahkan hukum dan mengenali kebatilan dan 

kebenaran melalaui mata hati. Perhatikanlah ketika Syekh Ibnu ‘At{aillah berkata: 

ري  دٍبِى قػٍبىاؿي كىالًٍْ  .النُّوريلىوي الٍكىشٍفي , كىالٍبىصًيرىةي لَىىا الٍْيكٍمي , كىالٍقىلٍبي لىوي الًٍْ
Artinya:  

Nur itulah yang menerangi (membuka) dan bashirah (matahati) itulah yang 
menentukan hukum, dan hatilah yang melaksanakannya ia menghadap atau 
sebaliknya berpaling (menentukan ke kebaikan atau keburukan).

167
 

                        

                 

Terjemahnya: 
Maka Apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) 
agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang 
yang membatu hatinya)? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang 
telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. mereka itu dalam kesesatan 
yang nyata. (Q.S. az-Zumar/39: 22).

 168
 

  Hati yang bercahaya ini merupakan hati yang Allah sucikan, sehingga 

terbuka lebar dalam menerima setiap kebenaran dari Allah, hati yang selalu 
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mendapatkan bimbingan dan tuntunan dari Allah, yang akan merefkesikan manfaat 

dan sifat yang berpendirian tinggi dari setiap tingkah lakunya.  

  Cahaya yang terbit dalam hati akan bijak dalam menunjukkan jalan 

keselamatan dan kemaslahatan bagi banyak orang lain. hati yang terpenuhi dengan 

spiritual yang berkualitas sehingga segala keputusan hukum yang diambil selalu 

berdasarkan hukum dari Allah, sebab saat itu tidak ada lagi hijab-hijab yang 

membatasi dalam memahami tiap makna yang diterimanya.
169

 Sehingga tidak ada 

lagi hakim yang paling berhak selain orang-orang yang Allah anugerahkan cahaya 

dalam hatinya. 

  Semakin sempurna hati menyerap cahaya, maka semakin sempurna ia 

menyingkap makna, jika hati benar-benar suci dan lurus maka ia semakin 

menghadapkan dirinya kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala sesuatu selain-

Nya dan berpaling dari tempat yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah. 

  Sebaliknya semakin lenyapnya cahaya yang diserap oleh hati maka semakin 

sulit hati akan bersikap jujur atau adil. hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini 

akan membuat dirinya lebih condong kepada selain Allah, membuat dirinya semakin 

sulit mengenali dan memahami kebenaran, dia akan lebih condong kepada jenis hati 

yang buta, sehingga tidak cocok dijadikan sebagai seorang hakim, sebab orang 

bersalah akan dianggap benar dan orang yang benar dan terzdalimi mala dianggap 

bersalah. Maka cahaya hati menjadi petunjuk dalam ketetapan sebuah hukum.
170

 

 Menurut analis peneliti jenis-jenis hati yang telah dijelaskan diatas pada 

dasarnya saling terkait dan bersifat bertahap, misalnya jika seorang menghendaki 
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hati yang sehat maka ia perlu menghindarkan dirinya dari penyebab-penyebab hati 

yang sakit, yakni kecondongan kepada dosa dan kemaksiatan. 

 Begitupun jika seorang menghendaki hati yang terilhami, yakni hati yang 

dikaruniai warid, hingga sampai pada hati yang bercahaya yakni bersinarnya nur 

ilahi dalam hati maka ia terlebih dahulu menghindarkan dirinya dari penyebab-

penyebab hatinya  menjadi buta, yakni orang-orang teledor lari dari kewajiban dan 

kebenaran demi memuaskan hawa nafsu yang bersifat semu. 

 Tahap pertama seorang mesti memiliki hati yang sehat, agar menuju kepada 

hati yang terilhami. Memang betul Allah mengilhami hati kepada siapa saja yang 

dikehendaki namun bagaimana bisa cahaya ilham Allah terpancar kepada hati yang 

sakit, hati yang tertutupi dengan maksiat dan dosa-dosa, seperti bagaimana bisa 

sebuah cahaya dapat memantul pada cermin yang tertutupi oleh noda-noda hitam 

dan debu yang tebal?. Ketika hati sudah berada pada kondisi hati yang sehat barulah 

ia dapat pada tahapan hati yang terilhami dan hati yang bercahaya.  

 Mesti dipahami bahwa ini bukanlah sekedar sebuah konsep semata, akan 

tetapi mesti direfleksikan dengan perilaku dan tindakan sehari-hari, perilaku menjadi 

tanda-tanda yang tepat, jika ingin melihat apakah nur ilahi itu betul terbit dalam 

lubuk hati maka lihatlah perilakunya sesama manusia, lingkungan dan kepada Allah. 

ini adalah tanda dalam mengenali kondisi warid seorang murid dalam perjalanannya 

menuju Allah karena tampilan lahir adalah cerminan batin, cahaya-cahaya Allah 

yang bersinar dalam hati akan bersinar pula dalam tampilan wajah, amal, dan sopan 

santunnya.
171

 Ingat ketika Syekh Ibnu ‘At{aillah berkata: 

                                                           
171

Abdullah asy-Syarqawi, Syarh al-H{ikam Ibnu ‘At{aillah As-Sakandari, terj. Imam Firdaus, 

al-Hikam, Kitab Rujukan Tasawuf Edisi Lengkap 3 Bahasa, (Kitab Kebijaksanaan Hidup untuk 
Meraih Ridha Ilahi), (Cet. I; Jakarta: Pustaka Wali, 2016), h. 52, 
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 .مىااسٍتػيوٍدعًى فًِ غىيٍبً السهرىائرًظًىهىرى فِ شىهىادىةً الظهوىاىًرً 
Artinya:  

Apa yang tersembunyi di kedalaman rahasia hati, yaitu yang berupa nur Ilahi 
dan ma’rifat, pasti akan tampak bekas (pengaruhnya) pada anggota lahir.

172
 

 Ketika seorang mengaku telah terpancar dalam hatinya warid maka kenali 

tanda-tandanya yang pertama melalui sopan santunnya, sebab seorang yang benar-

benar dibimbing oleh Allah melalui cahaya-Nya maka segala sikapnya akan 

membawa kedamaian dan keselamatan bagi lingkungan dan dirinya sendiri, sebab 

orang tersebut dalam bimbingan langsung dari Allah, dan kedua melalui ibadah dan 

amal soleh yang lainnya, jika amalnya belum menampakkan kesolehan maka ia 

berdusta, sebab ketika Allah memancarkan cahaya-Nya melalui hati itu sebagai 

bentuk pertolongan-Nya dari cengkraman hawa nafsu dan syahwat, dalam artian 

Allah sedang menolongnya dari rasa malas dan bosan, hingga melalui cahaya-Nya 

seharusnya membuatnya menjadi ringan dalam beribadah. 

 Jika ada seorang yang mengaku mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka hal itu 

dibuktikan melalui perilakunya sendiri, jika lisannya mengatakan cinta dan rindu 

akan tetapi perilakunya berlawanan maka itu sebagai tanda hati yang munafik, sebab 

apa yang nampak dari lahiriah merupakan gambaran dari apa yang tersembunyi dari 

relung hatinya.
173

 

 Kalam hikam Syekh Ibu ‘At{aillah ini tidak bermakna orang lain dapat 

menilai orang lain dengan mata lahirnya seenaknya saja, melainkan Ibnu ‘At{aillah 

ingin menegaskan bahwa seorang yang sudah merasa sampai pada wilayah hakekat 

dan makrifat tertentu hendaknya tidak meninggalkan syariat begitu saja, akan tetapi 
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Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Matan al-Hikam At}aiyyah,  h. 11. 
173

Muhammad Said Ramdhan al-Buthi, al-Hikam al-’At{aillah: Syahr wa Tahlil al-Juz al-
Tsani, terj, Abdurohman, al-Hikam al-Hikam al-‘Athaiyyah, Syarah al-Hikam Ibn ‘At{aillah al-
Sakandari jidid 2,  h. 14-15. 
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keduanya saling terikat satu sama lain, seorang yang sampai pada hakekat 

seharusnya sudah bagus dan selesai pada wilayah syariat, bila hatinya sudah 

terbimbing oleh cahaya Allah maka tidak sedikitpun dia berniat untuk meninggalkan 

kewajiban-kewajiban yang tuntut oleh Allah baginya. Kesempurnaan cahaya Allah 

yang memancar dalam hati seorang mukmin membuatnya semakin serius dan tekun 

dalam menyempurnakan ibadah syariatnya, pembacaan atas alam lahir merupakan 

interpretasi atas kondisi batin. 
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BAB III 

KONSEP TAKHALLI, TAH}ALLI   DAN TAJALLI 

  PERSFEKTIF SYEKH ‘AT{AILLAH AL-SAKANDARI 

 

A.  Tazkiyah al-NafsSyekh Ibnu ‘At{aillah    

 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di bab 2 bahwa manajemen qalbu 

dalam pendekatan sufistik dipahami sebagai metode Tazkiyah al-Nafs yaitu kegiatan 

dalam membersihkan hati sebagai bentuk kesiapan seorang mukmin dalam 

perjalanannya menuju kepada Allah swt., beberapa ulama tasawuf akhlaki seperti 

imam al-Gahzali dalam metodenya menggunakan fase-fase takhalli, tah}alli  dan 

tajalli sebagai wujud kesiapan menerima hidaya Allah atau metode dalam manajmen 

qalbu.  

 Dalam teori imam Ghazali fase takhalli berarti proses membersihkan hati 

dari sifat-sifat buruk atau mengkisi penyakit-penyakit nafsiah, penyucian hati 

menjadi pintu dan gerban yang paling pertama sekali yang ditekankan oleh banyak 

ulama seperti imam Qusyairi menempatkan maqam taubat sebagai stasiun pertama. 

kemudian fase tah{alli yakni proses dalam menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik 

dan disukai oleh Allah, menurut Imam Ghazali proses penghiasan diri seorang hamba 

akan melalui tahapan maqamat-maqamar yang konstan. Tahapan takhalli dan tahalli 

tak terpisahkan satu sama lain, sebab seorang tidak akan mendapatkan melalui sifat-

sifat muliah yang ada pada tangga maqamat tanpa terlebih dahulu mengikis sisi ego 

dalam dirinya. Setelah dua tahapan yang pertama maka barulah Allah mentajallikan 
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diri-Nya melalui akal dan pikiran hamba-Nya, Allah menyingkapkan hijab antara 

diri-Nya dan hamba-Nya. 

 Maka dalam tesis ini peneliti melalukan langkah ekstraksi dan sintesis dari 

teori tazkiyah al-nafs (takhalli, tah}alli dan tajalli) imam Ghazali digunakan dalam 

tasawuf Syekh Ibnu ‘At{aillah. Sebab pada prinsipmnya tazkiyah al-nafs para ulama 

tasawuf akhlaki memiliki orientasi yang sama baik secara ontologis, epistemologis 

dan aksiologis, kemudian akan ditemukan apa yang menjadi ciri khas pembeda 

tazkiyah al-nafs atau manajemen qalbu ala Syekh Ibnu ‘At{aillah dengan ulama lain 

yang telah disebutkan sebelumnya. 

 Sebab selaras dengan ulama lain manajemen Qalbu atau Tazkiyah al-Nafs 

Syekh Ibnu ‘At{aillah sangat menekankan pada tingkat kesiapan hati seorang hamba 

dalam menerima cahaya warid menuju kepada Allah, Syekh Ibnu ‘At{aillah sangat 

ketat pada aspek penyucian hati – yang biasa disebut dalam teori tazkiyah al-nafs al-

Ghazali dengan istilah Takhalli, – sebab cahaya hidayat bisa saja selalu datang 

menghampiri hati hamba-Nya akan tetapi karena pekatnya noda dosa membuat 

cahaya itu sulit menembus hati.
1
  

 Selain itu Syekh sangat ketat pada aspek kematangan ahwal, dengan 

menghiasi hati dengan amalan-amalan, ibadah-ibadah, wirid maupun sifat-sifat yang 

mulia di mata Allah, – yang biasa dikenal dalam teori Imam al-Ghazali dengan 

istilah Tah}alli, – hingga hati menjadi semakin siap dalam menerima keluasan 

karunia-Nya untuk sampai pada hakekat dan makrifatullah, dalam melalui kesucian 

hati dan kesiapan hati mukmin maka Allah ber-tajalli melalui hatinya, dengan itu 

                                                           
1
Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, al-Hikam, terj. Ade Alima, al-Hikam, Jalan Ruhani Para 

Perindu Allah, dilengkapi Syaharah Syekh Fadlallah Haeri, Cet. I (Yogyakarta: Diva Press, 2019.h. 

197. 
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seorang mukmin tersebut dapat mengenali Allah, dengan cara Allah-lah yang 

memperkenalkan diri-Nya.
2
  

 Hal ini dapat kita rujuk dalam salah satu kitabnya yang berjudul al-Qas}ad al-

Mujarrad fi Ma`’rifat al-Ism al-Mufrad. Bahwa Jalan dan tahapan terdekat jalan 

menuju Allah adalah kesiapan jiwa dengan cara pertama pembersihan jiwa dengan 

adab luhur yakni melepas jiwa dari perbudakan hawa nafsu, kedua menghiasi jiwa 

dengan meniru akhlak Allah, hingga sampai akhirnya yang nampak adalah hadirnya 

sifat-sifat atau akhlak Allah dalam diri – sifat Allah di sini bukan secara hakiki 

melainkan secara maknawi sebab makhluk memiliki kekurangan sedangkan sifat-

Nya tidak sedikitpun terdapat cacat dan tidak ada satupun makhluk yang 

menyerupainya – pada posisi inilah seorang hamba disingkapkan pemahaman 

tentang Allah, melalui sifat-sifat-Nya yang bertajalli dalam hati.
3
  

 Dalam penjelasan Syekh al-But{i bahwa tajalli Allah biasa dalam bentuk 

hembusan cahaya warid yang meresap ke dalam hati yang menyadarkannya dari 

kelalaian menuju kepada kesadaran ilahi. Dengan warid yang bertajalli ini hati bisa 

meneruskan perjalanan untuk bermusya>hada dengan Allah dan menyaksikan 

hakekat-hakekat keesaan-Nya. Hingga dapat dipahami bahwa konsep dasar tajalli 

Syekh Ibnu ‘At{aillah berkaitan dengan terserapnya sifat-sifat-Nya melalui warid 

yang datang ke dalam hati. 

 Ibnu ‘At{aillah memberikan teguran keras kepada seorang murid yang terlalu 

terburu-buru dan berambisi ingin sampai pada posisi tertentu dan mendapatkan 

                                                           
2
Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, al-Hikam, terj. Ade Alima, al-Hikam, Jalan Ruhani Para 

Perindu Allah, dilengkapi Syaharah Syekh Fadlallah Haeri, Cet. I (Yogyakarta: Diva Press, 2019.h. 

197. 
3
Ibnu ‘At{aillah al-Iskandari, al-Qas}ad al-Mujarrad fi Mar̀ifat al-Ism alMufrad, terj. Fauzi 

Faisal Bahresy, Terapi Makrifat Rahasia Kecerdasan Tauhid  Cet 1; (Jakarta: Zaman, 2012). h. 50-51. 
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warid dari Allah namun mengabaikan amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang dapat 

membuatnya siap secara rohani dalam menerima datangnya warid seperti 

memperbanyak wirid-wirid dan amalan soleh. Sebab besar dan luasnya warid itu 

datang berkesesuaian dengan kesiapan hati hamba dan nur Allah itu memancar 

sesuai dengan kebeningan dan kebersihan hati hamba-Nya.
4
 

ادً , كىشيريك ؽي الٍْىنػٍوىارً عىلىى حىسىبً صىفىا ءً الٍْىسٍرىارً  سٍتًعٍدى ادً بًِىسىبً الًٍْ مٍدى   كيريكدي الًٍْ
Artinya: 

Datangnya karunia Allah berupa warid itu sesuai dengan tingkat persiapan, 
dan terbitnya nur cahaya ilahi menurut bersihnya (jernihnya) hati.

5
 

 Menurut Anregurutta
6
 H. Syekh Baharuddin bahwa berdasarkan kalam ini 

Syekh Ibnu ‘At{aillah mengajarkan pada muridnya prinsip tazkiyatun nufu>s dengan 

tahapan takhalli, tah}alli  dan tajalli sebagai bentuk kesiapan wadah, yang mana 

wadah dalam pemaknaan di sini berarti hati, dalam artiaan hati adalah wadah 

tempatnya warid turun dan bertajalli. 

 Setiap warid itu mengikuti wadahnya, semakin besar dan siap persiapan 

wadah maka semakin besar dan luas pula warid yang akan datang, dan warid 

bersemayam dalam satu wadah hati sesuai dengan bersihnya wadah yang akan 

ditempati dalam artian disini bahwa semakin berkualitas amalan dan wirid maka 

akan semakin berkualitas pula warid  yang masuk dalam hati. 
7
 

                                                           
4
Ibnu ‘At{aillah, al-Hikam, terj. Muhammad Farid Wajdi, Terjemahan al-Hikam syekh Ibnu 

‘At{aillah al-Sakandari, Syarah Syekh Abdul Majid as-Syarnubi, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2022), 

h. 462-469. 
5
Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Matan al-Hikam At}aiyyah,  (Jakarta: Perpustakaan Nasional 

Republik Indonesia, t.th) .h. 24. 
6
Anregurutta atau anrong guru  biasa disingkat AG atau AGH adalah  istilah, panggilan atau 

gelar keulamaan yang menjadi rujukan fatwa  keagamaan di Sulawesi Selatan.  
7
Abdullah asy-Syarqawi, Syarh al-H{ikam Ibnu ‘At{aillah As-Sakandari, terj. Imam Firdaus, 

al-Hikam, Kitab Rujukan Tasawuf Edisi Lengkap 3 Bahasa, (Kitab Kebijaksanaan Hidup untuk 
Meraih Ridha Ilahi), Cet. I ( Jakarta: Pustaka Wali, 2016). h. 181-182. 
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 Namun menariknya lain sisi Syekh Ibnu ‘At{aillah juga melarang seorang 

murid bersikap ujub, merasa berbesar hati bahwa warid itu datang karena dia 

melakukan persiapan-persiapan yang matang, sebab menurut Syekh Ibnu Atahillah 

warid itu tak jarang datang secara tiba-tiba, Allah melakukannya agar hamba-Nya 

tidak mengklaim bahwa hal itu muncul karena adanya persiapan oleh mereka, warid 

itu datang tanpa diikat oleh waktu dan sebab tertentu melainkan itu mutlak menjadi 

prioritas Allah, namun yang menjadi perbedaan nantinya ada yang sudah lebih siap 

menerima warid ada juga yang belum siap sama sekali, sebab cermin hatinya masih 

tertutupi oleh noda, hingga cahaya tak dapat terserap olehnya.
8
 

 Syekh Ibnu ‘At{aillah tidak membenarkan seorang murid9
 yang terlalu 

percaya diri bahwa penyebab warid itu karena pencapaiannya, hasil dari persiapan 

dirinya karena hal itu  menyebabkan lahirnya sikap ujub, namun lain sisi ia pun 

menegur keras seorang murid yang terlalu berambisi menginginkan warid namun 

tidak mempersiapkan dirinya, bahwa seorang murid tidak semestinya terburu-buru 

meminta karunia tersebut    tanpa melakukan rangkaian persiapan terlebih dahulu.  

 Maka berdasarkan penejelasan di atas dapat penulis analisis dan menarik 

kesimpulan bahwa  Syekh Ibnu ‘At{aillah dalam manajeman qalbu dan atau Tazkiyah 

al-Nafspada dasarnya  sama dengan ulama lain juga menggunakan tahapan Takhalli 

(pembersihan hati), Tah}alli  (Menghiasi atau mengisi hati dengan sifat-sifat mulia), 

hingga sampai pada Tajalli (terbitnya cahaya pertolongan Allah berupa warid dalam 

hati seorang hamba). Bahasan tersebut dapat dirujuk dalam kitabnya yang berjudul 

                                                           
8
Ibnu ‘At{aillah, al-Hikam, terj. Ismail Ba’adillah, Kitab al-Hikam, Petuah-petuah Agung 

sang Guru, Cet. VII  (Jakarta: Khatulustiwa, 2013). h. 86. 
9
Istilah murid dalam tasawuf berarti orang sedang menimbah ilmu untuk menyucikan hati 

dan sedang proses menempu perjalanan spiritual, jalan menuju tuhan, dalam proses ini dibimbing 

langsung oleh seorang mursyid yang memberikan pengajaran secara langsung sampai pada hakekat 

tujua, 
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al-Qas}ad al-Mujarrad fi Ma`’rifat al-Ism al-Mufrad10 dan kitab al-H{ikam At}aiyyah.
11

  

 Pembeda fase takhalli dan tah}alli Syekh Ibnu ‘At{aillah dengan imam Ghazali 

dan ulama lain, bahwa ditemukan dalam pemikiran tasawufnya selalu menekankan 

untuk membuang dan menghidari sifat-sifat tadbir (ikut mengatur urusan tuhan) 

dalam hati, kedua setiap tahapan atau porses dalam takhalli dan tah{alli  maka 

penekanan dan orientasinya selalu kepada penyerahan atau rasa tawakal yang 

mendalam hanya kepada Allah. sebab hanya sifat tawakal seorang bisa terbebas dari 

gangguan rasa tadbir, begitupun sebaliknya seorang hamba tidak akan mencapai 

maqam tawakal jika masih ada dalam hatinya tadbir, sehingga menurut Syekh 

tahapan takhalli dan tah{alli dua tahapan yang tak terpisahkan satu sama lain. 

Perbedaan yang lain yakni pada fase tajalli, menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah pada fase 

ini disebut sebagai posisi di mana Allah memancarkan warid-Nya ke dalam hati 

hamba-Nya, yang mana konsep warid tidak ditemukan dalam pemikiran tokoh lain 

kecuali ulama yang menjadikan kitabnya (al-hikam sebagai rujukannya. Semua 

bahasa tersebut akan dijelaskan lebih lengkap dalam bahasan berikut. 

B. Tahapan Takhalli (Pembersihan Hati) 

 Menurut Imam Ghazali fase takhalli berarti mengosongkan diri atau 

membersihkan diri dari sifat-sifat yang buruk atau mengikis sifa-sifat hewani dalam 

hati.
12

 dalam kitab Bidayah al-Hidayah mengambarkan diri manusia laksna wadah 

yang siap diisi hingga perlu terjaga baik secara zahir maupun batin. hingga takhalli 

tidak hanya proses membersihkan atau mengosongkan akan tetapi juga kepada 

                                                           
10

Ibnu ‘At{aillah al-Iskandari, al-Qas}ad al-Mujarrad fi Mar̀ifat al-Ism alMufrad, terj. Fauzi 

Faisal Bahresy, Terapi Makrifat Rahasia Kecerdasan Tauhid  (Cet 1; Jakarta: Zaman, 2012). h. 50-51. 
11

Ibnu ‘At {aillah al-Sakandari, Matan al-Hikam At}aiyyah,  h. 24. 
12

al-Ghazali, Ihya’ Ulumuddin, terj. Muh. Zuhri, (semarang: Asy-syifa, 2009), 149. 
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proses menjaga diri dari maksiat zahir dan maksiat batin, biasa disebut dengan 

proses Riyad}ah(latihan) dan Mujahada (bersunggu-sungg melawan hawa nafsu).  

 Jika Imam Ghazali memperumpamakan hati seperti wadah yang perlu 

dibersihkan sebelum diisi air maka Syekh Ibnu ‘At{aillah memberikan perumpamaan 

kepada hati seperti sebuah cermin yang perlu untuk selalu dibersihkan dari noda-

noda hitam dan debu sebab debu yang tebal menghalangi cermin untuk menyerap 

dan memantulkan cahaya yang datang, maka demikianlah hati yang memiliki sifat 

yang sama dengan cermin. 

 Syekh Ibnu ‘At{aillah dalam tasawufnya berpandangan bahwa anugerah 

cahaya warid  yang dalam bentuk hembusan makrifat terkadang datang secara tiba-

tiba, sehingga hati yang sudah siap dalam keadaan bersih dan bening, cahaya warid 

itu pun mudah masuk dan terserap, terkadang pula ia datang namun hati yang belum 

siap masih dalam keadaan penuh noda dan debu sehingga hatinya tidak bisa 

menyerap atau menerima datangnya cahaya warid. Sebab masih terbayang-bayang 

duniawi nahasnya cahaya itupun kembali pada asalnya.  Sebagaimana dalam kalam 

hikmah Syekh Ibnu ‘At{aillah: 

رً,فىارٍ تَىىلىتٍ مًنٍ الٍْ صيوٍرً تى الٍقىلٍبى مُىٍشيوًّا بريبَّهىا كىرىدىتٍ عىلىيٍكى الٍْىنػٍوىاري فػىوى جىدٍ  ثَى
ٍ قي بًِ لٍمىعىارًؼً   رً رغًٌٍ قػىلٍبىكى مًنى الٍْىغٍيىا.فى   .حىيٍثي نػىزىلىتٍ    .كىالٍْىسٍرىارً  يَىٍلَى

Artinya: 

Ada kalanya nur ilahi turun kepadamu, tetapi didapatkan hati masih penuh 
dengan keduniaan atau hawa nafsu, maka ia kembali ke tempat yang ia turun 
dari padanya. Kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah, niscaya 
Allah akan memenuhinya dengan ma’rifat dan rahasia-rahasia.

13
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Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Matan al-Hikam At}aiyyah. h. 36. 
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 Selama hati masih cenderung kepada keasyikan-keasyikan dunia, maka mata 

batin akan buram dan cahaya-cahaya yang dianugerahkan-Nya  tidak akan 

membangkit hati. Jika menyaksikan sebuah bulan purnama yang indah, maka 

diperlukan mata yang jernih dan terang untuk melihat dan menyaksikan 

keindahannya, jika mata terburamkan oleh debu-debu yang beterbangan maka apa 

yang terlihat oleh mata pun akan ikut mempengaruhinya. Dalam artian pandangan 

yang rusak pastinya akan mempengaruhi pengalaman dalam  menyaksikan, begitulah 

hati dalam menyaksikan makrifat-Nya, hati yang masih kotor akan mempengaruhi 

dan merusak pengalaman yang indah tersebut.
14

 

 Para ulama yang disebutkan sebelumnya seperti imam Ghazali, imam 

Tirmiz|i, Ibnu Qayyim al-Jauzzi selalu menekankan kesucian dan kebeningan hati 

ketika hendak menghadap kepada Allah, sebab hanya hati yang suci dari selain-Nya 

yang dapat menyaksikan keagungan Allah bahkan dapat berjumpah dan menjadi 

tempat dialeg yang intim antara hamba dan tuhan, hal itupun ditafsirkan oleh Qurais 

Shihab yakni hati seorang muslim yang dalam keadaan Qalb Salim (Hati yang 

selamat) atau Hati yang sehat. Sebab hati yang sakit dan kotor menurut imam 

Ghazali laksana cermin yang menghalangi seorang untuk melihat ke bayangannya 

sendiri.  

 Hal ini selaras dengan tasawuf Syekh Ibnu ‘At{aillah bahwa menurutnya hati 

dapat merefleksikan pengetahuan yang lebih suci dan lebih tinggi hanya jika hati itu 

bersih, yakni hati yang sehat, suci dari dosa dan maksiat. Sebab cahaya warid 

sebenarnya selalu datang, akan tetapi terhambat dan ditolak oleh hati sendiri, warid 

                                                           
14

Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, al-Hikam, terj. Ade Alima, al-Hikam, Jalan Ruhani Para 
Perindu Allah, dilengkapi Syaharah Syekh Fadlallah Haeri, h. 346. 
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tersebut mestilah disambut dengan baik dengan membersihkan hati, serta dijemput 

dengan rasa rindu dan cinta kepada Allah.
15

 

 Bila menginginkan pengalaman dalam menyaksiakan-Nya tidak rusak dan 

menerima cahaya-cahaya-Nya dengan baik maka sucikan hati dari segala maksiat, 

dosa-dosa serta segala sesuatu selain Allah. Hikmah yang disebutkan di atas selaras 

dengan penjelasan dan hikmah Ibnu ‘At{aillah sebelumnya, yang mengatakan 

‚Bagaimana bisa hati menjadi terang, sedang gambar-gambar keduniaan masih 

melekat dalam cermin hati‛, menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah keduanya tidak akan bisa 

bertemu pada satu hati dalam satu waktu yang bersamaan, salah satunya pasti akan 

mendominasi hati.  

 Syekh Ibnu ‘At{aillah dalam kitabnya Taj al-’ars al-Hawi li tahdzib al-Nufus, 

menerangkan bahwa langkah pertama dalam membersihkan dan mengobati hati 

adalah dengan taubat dari dosa-dosa seperti memakan makanan yang haram, 

memandang sesuatu yang dilarang (zinah mata), dan lain-lain sesuatu yang perkara 

yang mengikuti keinginan hawa nafsu, jika hal itu tidak ditobatkan akan membuat 

hati semakin gelap, membuat jiwa kotor dan terhina di mata Allah, sebagaimana 

Syekh Ibnu ‘At{aillah berkata: 

Cara membersihkannya (hati) adalah dengan tobat, zikir, menyesal, dan 
istigfar. Begitu pula dirimu ketika berada di hadapan Allah, Keadaanmu 
kotor akibat maksiat yang kerap kaulakukan. Engkau memakan yang haram 
dan melihat segala sesuatu yang terlarang, Barang siapa melakukan 
pelanggaran dan mengikuti syahwat, hatinya akan menjadi gelap. Jika ia 
tidak bertobat di saat sehat, bisa jadi ia diuji dengan berbagai penyakit dan 
ujian sehingga keluar dari dosa laksana pakaian saat dicuci.

16
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Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, al-Hikam, terj. Ade Alima, al-Hikam, Jalan Ruhani Para 
Perindu Allah, dilengkapi Syaharah Syekh Fadlallah Haeri, h. 347. 

16
Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Ta>j al-‘Aru>s  al-Hawi>  li tahz|>b al-Nufu>s, terj. Fauzi Faisal 

Bahresy, Mengaji Ta>jul ‘Aru>s Rujukan utama mendidik Jiwa, Cet 1 (Jakarta: Zaman, 2015). h. 198-

199. 
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 Sedangkan dalam keterangannya yang lain menjelaskan bahwa langkah-

langkah untuk membantu membersihkan dan membeningkan hati itu melalaui 4 hal, 

sebagaimana dijelaskan dalam kitab Taj al-’ars al-Hawi li tahdzib al-Nufus bawa 

Syekh Ibnu ‘At{aillah berkata: 

 -٣كلزكـ الصمت .  -۲كثرة الذكر .   - ١أربعة تيعينيكى على جلاء قلبك 
 طعم كالمشربكقلة الم   -٤كالخلوة . 

  Artinya:  

Empat hal yang membantu menjernihkan hati, yakni 1, Memperbanyak 
Dzikri. 2, senantiasa diam. 3, berkhalwat/Beruzlah. 4, Mengurangi makan 
dan minum yang berlebihan.

17
 

 Metode ini hampir sama dengan metode yang dirumuskan oleh imam al-

Ghazali yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa cara untuk melatih dan membantu 

kejernhan hati melalaui empat tahapan yakni pertama sedikit makan dan minum, 

kedua sedikit tidur, ketiga membatasi atau memgurangi bicara yang tidak penting, 

dan keempat menelan pahitnya perkataan dan perbuatan orang lain dalam artian 

sabar dan ridah atas perbuatan buruk orang lain kepada diri sendiri.  

 Jika kembali merujuk pendapat imam al-Ghazali maka langkah-langkah yang 

disebutkan oleh Syekh Ibnu ‘At{aillah sebagai proses riyad{ah –tahapan-tahapan 

melatih jiwa agar terbebas atau terlepas dari ikata-ikatan gejolak hawa nafsu 

negatif– dan proses mujahadah –kesunggu-sungguhan melawan gejolak nafsu, bisa 

pula berarti menahan (menahan hawa nafsuh), bisa pula berarti melawan (melawan 

hawa nafsu) bisa juga menjaga (menjaha diri dari dorongan hawa nafsu). 

  Taubat, menyesal, memperbanyak  dzikir dan wirid termaksud mujahadah 

sebab masuk pada usaha-usaha menahan dan menjaga diri dari hawa nafsu, 
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Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Ta>j al-‘Aru>s  al-Hawi>  li tahz|>b al-Nufu>s, Kairo: Manbaul al-

Huda, t.th.). h. 19. 
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sedangkan banyak berdiam diri dan khalwat atau ber-uzlah, mengurangi makan dan 

minum termaksud pada riyad{ah, sebab sebagai bentuk latihan-latihan kerohanian 

(mendidik jiwa).  akan dikupas dalam pembahasan berikut: 

1. Taubat  

 Syekh Ibnu ‘At{aillah memberikan peringatan bahwa berhati-hatilah terhadap 

dosa dan kemaksiatan yang terus dilakukan tanpa melakukan taubat, karena maksiat 

itu menjadi sebab terhambatnya rezeki, jangan salahkan Allah karena berkurang 

rezeki, tapi tanyakan pada diri seberapa jauh dari Allah dan seberapa dekatnya 

dengan maksiat. Hal yang paling ditakutkan ketika menunda-nunda taubat adalah 

akhir yang buruk, tibanya ajal lantas belum sempat bertaubat sedang pintu 

pertobatan saat itu telah tertutup.
18

 

 Maksiat dan dosa jika terus dibiarkan itu membahayakan kondisi hati karena 

menjadi penyebab hitamnya hati, semakin dibiarkan maka akan semakin pekat, 

sehingga memadamkan cahaya iman, Syekh Ibnu ‘At{aillah berkata:  ‚Maka 

segerakanlah taubat kepada Allah, mohonlah pengampunan kepada-Nya sebelum 

tibanya ajal, berdoalah kepada Allah dengan mengatakan‛,
19

 lalu Syekh Ibnu 

‘At{aillah menukil firman Allah.:
 
 

                          

Terjemahnya: 
keduanya berkata: "Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami 
sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi rahmat 
kepada Kami, niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi. 
(Q.S. Al-A’raf/7:23).

20
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Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Ta>j al-‘Aru>s  al-Hawi>  li tahz|>b al-Nufu>s, h. 8. 
19

Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Ta>j al-‘Aru>s  al-Hawi>  li tahz|>b al-Nufu>s, h. 8. 
20

Kementerian Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemahannya, (Bekasi: PT Cipta Bagus, 2013). 

h.153.   
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 Taubat jika ditinjau dari segi bahasa berarti ‚kembali‛, yakni kembali pada 

asalnya, pada dasarnya hati itu bersifat suci, sehingga ia perlu kembali pada tabiat 

kesuciannya. Taubat juga bermakna kembali dari sesuatu yang tercela menurut 

syariat menuju kepada sesuatu yang terpuji. Bisa juga bermakna bahwa hati itu 

berasal dari Allah dan tabiatnya memang cenderung bergantung kepada Allah, 

sehingga jika ia jauh dari Allah dan dekat kepada ajakan hawa nafsu, maka taubat 

dalam konteks ini berarti kembali ke hadirat Allah dan kembali condong dekat dan 

bergantung kepada Allah, kembali pada tabiat asalnya.
21

 

 Bagi seorang salik (pejalan menuju Allah), bahwa taubat merupakan maqam 

yang paling pertama yang harus ditempuh, bahkan para ulama sufi yang lainnya 

menempatkan taubat sebagai pintu masuk yang paling pertama dalam menapaki 

samudra rohani, sayangnya kebanyakan murid terburu-buru untuk menempati 

maqam lain bahkan cenderung ingin sampai pada pucuk perjalanan sampai 

mengabaikan taubat, di lain sisi kata taubat sering kali berulang diucapkan dalam 

dakwa namun makna taubat terabaikan.
22

 

 Setiap orang membutuhkan taubat sebagaimana setiap orang membutuhkan 

sembuh dari sakit fisiknya, tidak ada satupun orang yang bisa menjamin dirinya 

sendiri suci dan bersih dari penyakit-penyakit hati, penyakit tersebut diantaranya 

tergiur oleh ajakan hawa nafsu negatif.  

 Berdasarkan teori imam al-Ghazali bahwa fase taubat sebagai upayah 

mujadah, sebab dalam taubat mengandung penjagaan diri dengan rasa penyesalan 

atas dosa dan maksiat yang dikerjakannya, ketika seorang hamba konsisten terhadap 
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Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Ta>j al-‘Aru>s  al-Hawi>  li tahz|>b al-Nufu>s, terj. Fauzi Faisal 

Bahresy, Mengaji Ta>jul ‘Aru>s Rujukan utama mendidik Jiwa, h. 19-20. 
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Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Ta>j al-‘Aru>s  al-Hawi>  li tahz|>b al-Nufu>s, terj. Fauzi Faisal 

Bahresy, Mengaji Ta>jul ‘Aru>s Rujukan utama mendidik Jiwa, h. 20. 
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rasa penyesalan dan janji untuk tidak melakukannya. Maka ia pu terjaga dari dosa 

yang sama, seorang yang konsisten adalah dia yang menahan dorongan dan gejolak 

untuk melakukan kesalahan yanhg sama. Pada umumnya orang sholeh menjadikan 

landasan rasa malu sebagai upaya menekan hawa nafsunya.  

 Sebagaimana pilar-pilar dan ciri-ciri taubat menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah 

antara lain yang pertama menyesali maksiat dan dosa yang dilakukan baik dosa 

lahiriah maupun dosa batiniah, yang kedua segera meninggalkan maksiat dan segala 

jalan yang menjadi asbab mengantarkan atau mengulangi kesalahan yang sama, 

kemudian yang ketiga bertekad atau berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. 

Yang keempat jika dosa terkait sesama manusia maka ia mesti segera meminta maaf 

serta mengembalikan hak dan kehormatan yang telah renggut.
23

 

                            

                         

                         

                      

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan 
nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan 
menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak 
menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang 
cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil 
mereka mengatakan: "Ya Rabb Kami, sempurnakanlah bagi Kami cahaya 
Kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala 
sesuatu.(at-Tahrim/66:8).

24
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Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Ta>j al-‘Aru>s  al-Hawi>  li tahz|>b al-Nufu>s, terj. Fauzi Faisal 

Bahresy, Mengaji Ta>jul ‘Aru>s Rujukan utama mendidik Jiwa, h. 20-21. 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemahannya, h. 561. 
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 Rasa malu sangat penting dimiliki oleh seorang salik setelah ia bertaubat 

kepada Allah, malu dalam artian  yakni malu ketika Allah memandangnya sedang ia 

ingkar terhadap janji agar dosa itu tidak lagi dilakukan. Ayat ini menegaskan 

pentingnya bertaubat dengan taubat yang bukan sekedar angin berlalu, namun 

hendaknya dengan taubat yang sebenar-benarnya dan semurni-murninya, dengan 

berkomitmen pada janji dan penyesalan yang diucapkan, Syekh Ibnu ‘At{aillah 

menegaskan untuk tidak meninggalkan dan mengabaikan taubat setiap saat, 

sebagaimana hati yang selalu lalai dan lepas akan mengingat Allah, bahkan 

Rasulullah pun yang suci dari dosa tidak mengabaikan dan meninggalkan taubat, 

sebagaimana Syekh berkata: 

Nilai penting tobat dapat dilihat dengan sabda Nabi saw., ‚Kadang-kadang 
hatiku lalai. Maka, aku memohon ampunan kepada Allah sebanyak tujuh 
puluh kali dalam sehari.‛ Mengapa Nabi saw. masih memohon ampunan 
padahal dosa beliau sudah diampuni?.

25
 

 Syekh Ibnu ‘At{ailla mengajarkan bahwa cara bertaubat dengan baik adalah 

dengan selalu mengisi ruang-ruang tafakkur dalam setiap sisi kehidupan, mensyukuri 

segala ketaatan yang sempat dilakukan, serta selalu mengingat-ingat dan 

mengevaluasi diri berapa banyak kesalahan yang telah diperbuat dan menangis 

setiap kesalahan dan dosa, sebagaimana dalam kalam syekh Ibnu ‘At{aillah: 

Jika ingin bertaubat, kau harus terus tafakur sepanjang hayat. Renungi apa 
yang telah kaulakukan di waktu siang! Jika berupa ketaatan, bersyukurlah 
kepada Allah. Namun, jika berupa maksiat, sesali, mintalah ampunan dan 
bertobatlah kepada-Nya! Sebab, tidak ada majelis bersama Allah yang lebih 
berguna daripada majelis ketika kau menyesali dirimu sendiri. Jangan 
menyesal seraya tertawa gembira. Namun, sesali dirimu dengan sungguh-
sungguh dan tulus seraya tampakkan ketidaksenangan, kesedihan, dan rasa 
hina. Jika itu yang kaulakukan, Allah akan menggantikan kesedih- anmu 
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Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Ta>j al-‘Aru>s  al-Hawi>  li tahz|>b al-Nufu>s, terj. Fauzi Faisal 

Bahresy, Mengaji Ta>jul ‘Aru>s Rujukan utama mendidik Jiwa, h. 26. 



119 
 

 
 

dengan kebahagiaan, kehinaanmu dengan kemuliaan. kegelapanmu dengan 
cahaya, serta keterhijabanmu dengan ketersingkapan.

26
  

 Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa dalam tasawuf Syekh Ibnu 

‘At{aillah bertaubat tidak hanya sekedar dipahami taubat atas tindakan dosa dan 

kemaksiatan semata, melainkan mesti pula bertaubat karena bersikap tadbir, yakni 

ikut serta terlibat mengatur-atur apa yang menjadi hak prioritas Allah,  seperti 

urusan rezeki dan segala apa yang menjadi jaminan dan janji Allah, ber-tadbir ini 

merupakan bentuk meragukan jaminan Allah, sehingga ia termaksud dosa batiniah 

atau dosa jiwa karena itu ia pun perlu untuk di taubatkan.
27

 

 dalam fasal hikmah sebelumnya dijelaskan bahwa Syekh Ibnu ‘At{aillah 

mengajarkan untuk memiliki jiwa yang tenang dan damai dengan tidak melakukan 

hal yang sia-sia yakni mengurusi perkara yang manusia tidak memiliki kuasa 

atasnya, yakni pusing memikirkan perkara urusan rezeki di masa depan padahal itu 

sudah menjadi penjaminan Allah. hikmah yang berbunyi: 

تػىقيمٍ بوًً لنًػىفٍسًكى  ىـ بوًً غىيػٍريؾى عىنٍكى لاى  .ارحًٍ نػىفٍسىكى مًنى التهدٍبًيٍرً, فىمىاقىا
Artinya: 

Istirahatkan dirimu dari at-tadbir (kerisauan mengatur kebutuhan), sebab apa 
yang sudah dijaminkan/diselesaikan oleh selainmu, tidak perlu engkau sibuk 
memikirkannya.

28
 

 Syekh Ibnu ‘At{aillah tidaklah sama sekali melarang untuk melakukan 

planning-planning  tertentu untuk mengatur manajemen waktu dan penghasilan 

dalam perusahaan tertentu misalnya, akan tetapi yang dimaksud oleh Syekh Ibnu 

‘At{aillah bersikap tadbir29
 di sini adalah bersandar atau bergantung pada planning 
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Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Ta>j al-‘Aru>s  al-Hawi>  li tahz|>b al-Nufu>s, terj. Fauzi Faisal 

Bahresy, Mengaji Ta>jul ‘Aru>s Rujukan utama mendidik Jiwa, h. 29-30. 
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Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari,  at-Tanwi>r fi isqa>t}  al-Tadbir, terj. Misbah el-Majid, Mustika 
Pencerahan Qalbu, at-Tanwi>r fi isqa>t}  al-Tadbir, (Surabaya: PT Hikmah Perdana, 2013). h. 25-26. 

28
Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Matan al-Hikam At}aiyyah,  h. 6. 

29Tadbir adalah kesibukan memikirkan hasil usaha, sehingga jiwa terasa terbebani, tadbir 
juga bermakna kesibukan mengatur-atur apa yang belum pasti terjadi di masa depan, para ulama sufi 
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tersebut, mengantungkan rezeki pada perencanaan-perencanaan sendiri, sehingga 

mudah merasa khawatir dan takut jika strategi dan rencana tersebut tidak memenuhi 

dan tidak sesuai keinginan, sedang hal itu belum tentu terjadi dan belum tiba 

masanya,  padahal semuanya sudah dalam penjaminan dan ketentuan Allah.
30

 

 Syekh Ibnu ‘At{aillah menggunakan narasi ‚istirahat‛ ini sebagai isyarat 

kepada murid bahwa bersikap tadbir hanya membuat hati menjadi letih dan 

menderita, karenanya tenangkanlah hati dengan menyerahkan urusan Allah pada 

tempatnya yakni kepada Allah sendiri, damaikanlah dan istirahatkanlah hati dengan 

sikap tawakal sepenuhnya kepada-Nya, segala perencanaan akan bagaimana hasilnya 

semua di bawa kendali dan kuasa Allah.
31

 

 Urusan yang sudah diatur oleh Allah seharusnya tidak perlu dikhawatirlan 

sebab itu merupakan bentuk suul adab kepada Allah, tindakan-tindakan menangisi 

urusan itu merupakan bentuk kebodohan, sok tahu dan tak layak dilakukan oleh 

seorang yang memiliki akal sehat. Hikmah ini ditujukan pula kepada murid yang 

hari-harinya disibukkan dengan berbagai ibadah dan wirid-wirid hingga tiba masa 

iblis membisikkan wash-washnya bahwa jika tidak mengerjakan ini dan itu akan 

membuatmu rugi dan tidak mendapatkan apa-apa hingga dia meninggalkan ibadah 

dan wiridnya karena mengikuti bisikan tersebut. 

 Maka hal itu harus ditobatkan, dengan cara kembali bersandar atau 

bertawakal kepada Allah swt., dengan dengan hati yang ridha atas ketetapannya, 

                                                                                                                                                                      
memahami tadbir adalah ikut serta sibuk mengurusi apa yang menjadi hak perioritas Allah atau ikut 

mengurusi apa yang bukan menjadi urusan manusia, menempatkan sesuatu yan tidak pada temaptnya.  
30

Abdullah asy-Syarqawi, Syarh al-H{ikam Ibnu ‘At{aillah As-Sakandari, terj. Imam Firdaus, 

al-Hikam, Kitab Rujukan Tasawuf Edisi Lengkap 3 Bahasa, (Kitab Kebijaksanaan Hidup untuk 
Meraih Ridha Ilahi),  Cet. I (Jakarta: Pustaka Wali, 2016). h. 8-9. 

31
Abdullah asy-Syarqawi, Syarh al-H{ikam Ibnu ‘At{aillah As-Sakandari, terj. Imam Firdaus, 

al-Hikam, Kitab Rujukan Tasawuf Edisi Lengkap 3 Bahasa, (Kitab Kebijaksanaan Hidup untuk 
Meraih Ridha Ilahi), h. 8-9. 
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sebab perbuatan-perbuatan tersebut adalah dosa yang bersifat halus yakni dosa 

batiniah, bahkan Syekh Ibnu ‘At{aillah dalam kitabnya  yakni at-Tanwi>r fi isqa>t} al-

Tadbi mengategorikannya sebagai bentuk syirik  atas Rububiyah (ketuhanan) dan 

kufur nikmat atas akal sehat, bahkan disebutkan tidaklah sempurna pertaubatan 

seorang muslim selama dalam hatinya masih tersimpan kerisauan dan ragu atas 

penjaminan dan pemeliharaan Allah. 

2. Memperbanyak Dzikir dan Wirid 

Dzikri adalah mengulang-ulang nama yang disebut yakni nama-nama Allah, 

sifat-sifat-Nya, perbuatan-Nya, segenap limpahan karunia dan Rahmat-Nya, hukum-

humkum-Nya, segala kata bentuk munajat kepada-Nya, memuji-Nya, meminta atau 

berdoa kepada-Nya baik dalam bentuk untaian syair-syair maupun kalimat sederhana 

yang merefleksikan kemuliaan dan keagungan-Nya, disebut pula dengan dzikir, 

bahkan membaca ayat-ayatnya merupakan salah satu bentuk dzikir.
32

  

Secara umum dzikir pula dipahami mengingat, merindu, menyebut nama 

Allah swt. Dalam bentuk doa, bacaan-bacaan, pujian-pujian yang dilakukan terus 

menurus, biasanya kegiatan itu dilakukan dalam sholat, sebelum dan sudah sholat 

atau setiap situasi tanpa terikat oleh waktu tertentu.
33

 

Sebagaimana dalam pendapat Syekh Ibnu ‘At{aillah bahwa dzikir dari segi 

waktu pelaksanaannya terbagi mejadi dua yakni muqayyad dan mutlak, Dzikir 

Muqayyad adalah dzikir yang waktunya ditentukan atau terikat oleh waktu seperti 

dzikir dalam sholat, sebelum dan sedah sholat, dalam ibadah haji, doa sebelum dan 

sesudah tidur, doa makan dan lain-lain. Sedangkan Dzikir Mutlak adalah dzikir  yang 
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Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Mifta>h al-Fala>h wa misba>h al-Arwa>h fi D}zikr Allah al-Kari>m 
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tidak terikat oleh waktu dan tempat, tidak pula ditentukan dalam kondisi apapun. 

Seorang bisa berdzikir kapanpun dan dimana pun, dalam dzikir mutlak ini pun 

mengandung ri’a>yah yakni pemeliharaan diri, mengandung ihsan bahwa merasa 

selalu dipandang dan bersama Allah.
34

 

Adapun cara-cara berzikir, yakni dapat dilakukan melalui lisan yakni terus 

menyebut-nyebut atau membaca nama yang diingat, dapat pula melalui hati, yakni 

dengan mengingat, munajat, memuja-memuja, meminta melalui bisikan hati, dan 

dapat dilakukan dengan perbuatan yakni tindakan-tindakan atas nama Allah dan 

karena Allah.
35

 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa fase pertama dalam tah}alli  adalah 

membersihkan hati dari noda-noda maksiat, dosa dan tadbir maka langkah 

selanjutnya beranjak pada fase pembersihan dan pengosongan diri dengan 

memperbanyak dzikir dan wirid, Syekh Ibnu ‘At{aillah memasukkan bab dzikir 

sebagai fase pembersihan hati, sebab dzikir menurutnya sebagai proses 

membebaskan atau melepaskan diri dari sifat-sifat lalai, dari kedirian atau ke-aku-

an, dari segala selain-Nya. 

Sebagaimana telah disebut dalam kitabnya yakni Mifta>h al-Fala>h wa misba>h 

al-Arwa>h fi D}zikr Allah al-Kari>m al-Fatta>h bahwa ketika sudah masuk pada fase 

dzikir yang sebenarnya itu merupakan bentuk membuang eksistensi diri dalam artian 

menghanguskan ego-ego yang bersarang dalam hati, kemudian digantikan oleh 

eksistensi Allah semata, tiada gerak bibir, nafas dan hati kecuali daya dan izin Allah, 

atas izin Allah-lah seorang hamba mampu melalukan dzikir, sehingga ketika hal ini 
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disadari akan membuat pelaku dzikir akan merasakan kehadiran Allah dalam setiap 

gerak dan lintasan hati, pendapat Sykeh Ibnu ‘At{aillah ini berdasarkan pendapat 

yang dinukil dari Imam al-Ghazali bahwa ‚Hakikat dzikir adalah berkuasanya Allah 

di dalam hati beserta terhapus dan tersembunyi pezikir.‛
36

 

 Dalam teori imam al-Ghazali dzikir bagian dari upayah mujahadah yakni 

usaha dalam menekan dan melawan gejolak hawa nafsu dengan cara memperbanyak 

dzikir hingga memenuhi ruang hati sampai tidak ada sedikitpun bisikan syaitan dan 

dorongan syahwat negatif yang mampu mengisi ruang hati, sebagaimana pendapat 

Syekh Ibnu ‘At{aillah di atas bahwa hakekat dzikir adalah penghangusan ego-ego 

pelaku pedzikir. Para ulama pada umumnya ketika masa awal-awal perjalanannya 

dalam menghadapi gejolak-gejolak hawa nafsu maka mereka mengahadapinya 

dengan memperbanyak dzikir dan menyibukkan diri dengan itu, sehingga tidak 

sedikitpun waktu untuk melakukan maksiat dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak 

bermanfaat. 

 Beberapa diantara manfaat dzikir bagi hati salah satunya membebaskan atau 

melepaskan diri dari perasaan-perasaan risau dan galau, membasmi bisikan-bisikan 

syaitan yang ditiupkan dalam hati, hingga hal itu membuat hati semakin kuat, terasa 

damai dan lebih tenang. Tanda hati yang benar-benar beriman kepada Allah itu 

ditandai dengan menjadi tenangnya hati di kala berdikir.
37

 Sebagaimana Allah 

berfirman:  

                               

Terjemahnya:  
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(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 
tenteram.(Q.S. ar-Ra’d/13: 28).

38
 

 Melalui dzikir dan wirid yang dilakukan secara terus menerus akan 

membersihkan hati dari kerisauan, kesempitan hati, kegalauan dan hal-hal yang bisa 

jadi berasal dari hembusan bisikan syaitan dalam hati sehingga membuat lesuh dan 

sakit, manfaat dzikir dan wirid dapat menerangi hati dan pikiran sehingga mudah 

mendapatkan solusi dari setiap permasalahan. Hasil wirid pula menjadi penyebab 

datangnya warid, sebab warid itu hasil dari wirid. 

 Menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah seorang yang berharap mendapatkan warid 

kemudian mengabaikan wirid merupakan orang yang paling bodoh sebab warid 

datang dengan sempurna merupakan buah dari wirid yang matang. Warid memang 

pemberian Allah dan akan diberikan bahkan sampai di akhirat nanti, akan tetapi 

tidak untuk kesempatan wirid ia akan musna seiring musnanya alam semesta, orang 

paling bodoh adalah yang menuntut pemberian Allah (warid) akan tetapi 

mengabaikan perintah Allah (wirid).  

يىسٍتىحٍقًري الٍواًرٍدى  ارً الٍْخًرىةً يي  ,الٍوىاردًي  إًلاه جىهيوؿه  لاى , كىالٍورًٍدييػىنٍطىوًم وجىدي فًِ الده
بًِنٍطًوىاءً ىىذًهً الدهارً , كىأىكٍلَى مىا يػيعٍتػىنَى بوًً مىا لاى يَىٍليفي كيجيودي قي , الٍورًٍدي ىيوى طىا 

بيوي مًنٍوي , كىأىيٍنى مىا ىيوى طىا لبًيوي مًنٍكى مِها ىيوى مىطٍلىبيكى لبًيوي مًنٍكى كىالٍوىاردًي أىنٍتى تىطٍلي 
 مًنٍوي ؟

Artinya: 

Tidak akan meremehkan wirid, kecuali orang yang bodoh. Warid (itu buah 
dari wirid) itu akan selalu ada hingga di akhirat nanti. Sedangkan wirid itu 
akan habis bersamaan dengan selesainya dunia. Maka dari itu, sebaik-baik 
(yang paling utama) yang harus diperhatikan oleh seorang ialah perkara yang 
apabila hilang tidak ada gantinya (yakni wirid) di akhirat. Wirid itu 
diperintahkan Allah yang harus engkau penuhi, sedangkan warid adalah 
keperluanmu yang engkau minta kepada Allah. Oleh karena itu, sungguh jauh 

                                                           
38

Kementerian Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemahannya, h. 252. 



125 
 

 
 

perbedaannya antara sesuatu yang Dia tuntut atasmu dan sesuatu yang 
engkau minta kepada-Nya.

39
 

 Wirid secara istilah adalah dzikir-dzikir yang terus dibaca dan ibadah yang 

menjadi rutinitas, sebagai pegangan amalan jangkau panjang, sebagaimana perintah 

Allah untuk merutinkan dzikir baik secara kuantitas maupun kualitas, wirid ini 

biasanya diajarkan oleh mursyid untuk diamalkan terus menerus, sedangkan warid 

sebagaimana yang dibahas sebelumnya merupakan hembusan pemahaman dan 

pengetahuan yang ditiupkan dalam hati, hingga ia pada akhirnya bercahaya 

bersamaan dengan cahaya iman. Buah dari wirid yang berkesinambungan adalah 

warid, warid adalah hadiah dari Allah yang diberikan karena banyaknya wirid, 

semakin matang wirid yang diamalkan maka semakin matang pula waridnya.
40

  

 Semestinya seorang hamba hanya disibukkan oleh wirid sebagai perintah 

Allah, sedang karunia cahaya warid biarlah diserahkan kepada Allah sebab itu 

menjadi perkara dan hak Allah secara mutlak, dia bisa memberikannya kepada siapa 

saja yang Dia kehendaki, tugas hamba mestinya hanya sibuk mempersiapkan dirinya 

dalam menerima warid bila mana akan datang di waktu yang tidak diketahui selain-

Nya.  

 Sebagaimana pendapat Syekh Dr. Muhammad Ramdhan al-But{i mengatakan 

bahwa tahap penganugerahan warid merupakan fase yang sangat kompleks dan 

panjang, membutuhkan pertolongan kepada Allah dengan cara seorang murid 

memperbanyak doa, berserah diri kepada Allah, dzikir dan wirid agar hati semakin 
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lembut membantu hati agar cepat menyerap cahaya warid.
41

 

 Adapun beberapa contoh wirid-wirid dan doa yang diajarkan oleh syekh Ibnu 

‘At{aillah sebagaimana yang telah diijazahkan kepadanya dari kedua gurunya yakni 

Syekh Abu al-Hasan Ali Ibn Abdillah asy-Syazdili dan Syekh Abu Abbas al-Mursi, 

Sebagai berikut: 

a) Wirid dan doa yang diamalkan dan diajarkan, ijazah dari Syekh Abu Abbas 

al-Mursi 

لٍكىامًلي لاى إًلىوى إًلاه اللهي الٍْىكهؿي الٍْخًري الظهاىًري الٍبىاطًني مُيىمهده رىسيوؿي اًلله السهيًٌدي ا
   الٍفىاتًحي الخىٍاتًي 

Artinya: 
Tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Pertama dan Maha Terakhir, Yang 
Mahatampak dan Maha Tersembunyi. Muhammad adalah utusan Allah, 
pemimpin sempurna yang menjadi pembuka dan penutup. 
 

يَى ميبًيْي أىخًي قػىلٍبِ بنًيورؾًى كىأىقًمٍنًِ بًشيهيودًؾى كىعىرىفٍنًِ  يَى نػيوٍري يَى حىقُّ   يَى اللهي 
 الطهريًقى إًلىيٍكى 

Artinya: 

Ya Allah. Wahai Sumber Cahaya, wahai Yang Maha- benar, wahai Yang 
Mahaterang. Hidupkan kalbuku dengan cahaya-Mu. Dan kokohkan aku 
dengan penyaksi- an kepada-Mu. Perkenalkan diriku kepada jalan menuju- 
Mu. 

ا ذىائًبى النػهفٍسً بِىًنػٍوىارؾًى مىطٍميوٍسى   الًٍْسًٌ رىبًٌ اغٍفًرٍ لِ كىاجٍعىلٍنًِ لىكى عىبٍدن
لًكى كىاغٍفًرٍلِ كىللًٍميؤٍمًنًيْى كىالٍميؤٍمًنىاتً   بًِىلاى

Artinya: 
Tuhanku, ampunilah aku. Jadikan aku hamba-Mu yang nafsunya larut oleh 
cahaya-Mu yang perasaannya padam oleh keagungan-Mu. Ampunilah aku 
dan seluruh kaum mukminin, yang laki-laki maupun yang perempuan. 
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نػٍيىا كىالٍْخًرىةً كىعىلهمٍنًِ   كىذىكىرٍنِ اللههيمه اغٍفًرٍ لِ كىاسٍتػيرٍنِ كىلاى تػىفٍضىحٍنًِ فِ الدُّ
كى غٍنًِ مًنٍ كيلًٌ شىيٍءو إًلاه مًنٍ ذكًٍرؾًى كىطىاعىتً نِ كىفىرً حٍنًِ كىبًره رًٌ مٍنًِ كىأىرحًٍنًِ كىفػى هًٌ كىفػى 

 .رىسيولًكى صىلهى الله عىلىيٍوً كىسىلهمى  بًٌ كى كىمُىىابًٌ كىطىاعىةً رىسيولًكى كىمُىىا
Artinya: 

Ya Allah, ampunilah aku. Tutupilah aku dan jangan buka aibku di dunia dan 
akhirat. Berikanlah ilmu ke- padaku, ingatkan aku, berikan pemahaman 
kepadaku, istirahatkan aku, bahagiakan aku, terimalah aku, dan lepaskanlah 
aku dari segala sesuatu kecuali dari mengingat-Mu, dari menaati-Mu dan 
menaati Rasul-Mu, serta dari mencintai-Mu dan mencintai Rasul-Mu saw. 

رىاًـ عىلىيٍكى اللههيمه ذى الٍكً خيذٍ بِىًيٍدًيػٍنىا إًلىيٍكى أىخٍ اللههيمه كينٍ بنًىا رىؤيكٍفنا كىعىلىيػٍنىا عىطىوٍفنا كى 
يػٍثيمىا  مٍ قػىوًٌ  نىا إًذىا اعٍوىجىجٍنىا كىأىعًنها إًذىا اسٍتػىقىمٍنىا كىخيذٍ بِىًيٍدًيػٍنىا إًذىا عىثػىرٍناى كىكينٍ لىنىا حى

 كينها
Artinya: 

Ya Allah, kasihilah kami. Sayangilah kami. Tariklah kami kepada-Mu 
sebagaimana orang-orang mulia ditarik kepada-Mu. Luruskan kami apabila 
keliru. Bantulah kami apabila istikamah. Renggut tangan kami apabila 
tergelincir. Dan tolong kami di mana saja kami berada.

42
 

b) Wirid dan doa yang diamalkan dan diajarkan, ijazah dari Syekh Abu al-Hasan 

Ali Ibn Abdillah asy-Syazdili 

ره مىا فًيهىا كىإًفه الٍْخًرىةى كىريَىةه كىريمه مىا فًيػٍهىا كىأىنٍتى الهذًم  قًيػٍ رىةه حى قًيػٍ نػٍيىا حى حىقهرٍتى الْىٍقًيرى اللههيمه إًفه الدُّ
ا مىنً اخٍ  ؟ أىٍـ كىيٍفى يىكيوٍفي زىاىًدن ؟ كىكىرهمٍتى الٍكىريمى فىأىنَّه يىكيوٍفي كىريَنا مىنٍ طىلىبى غىيػٍرىؾى نػٍيىاهي مىعىكى تىارى لًدي

 كى بً لى طى  قٍنًِ بًِىقىائًقً الزُّىٍدً حىَّه أىسٍتػىغٍنًِى عىنٍ طىلىبً غىيٍرًؾى كىبَّىعٍرفًىتًكى حىَّه لاى أىحٍتىاجي إًلَى قًٌ فىحى 
Artinya:  

Ya Allah, dunia ini sungguh hina, begitu juga segala sesuatu di dalamnya. 
Sementara akhirat teamat mulia. begitu pula segala sesuatu di dalamnya. 
Engkaulah yang menghinakan sesuatu yang hina dan memuliakan se suatu 
yang mulia. Bagaimana akan menjadi mulia orang yang mencari selain-Mu?! 
Bagaimana akan menjadi zahid orang yang memilih dunia bersama-Mu?! 
Maka, wujudkanlah aku dengan hakikat zuhud sehingga aku tidak perlu 
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meminta kepada selain-Mu, serta dengan makrifat-Mu hingga aku tidak perlu 
mengajukan permintaan kepada-Mu. 
 

؟ فىاطٍليبٍنًِ  ؟ أىٍـ كىيٍفى يػىفيوٍتيكى مىنٍ ىىرىبى مًنٍكى إًلًَي كىيٍفى يىصًلي إًلىيٍكى مىنٍ طىلىبىكى
تىقًمي إنًهكى عىلىى كيلًٌ شىيٍءو قىدًيره   .بًرىحٍْىتًكى كىلاى تىطٍليبٍنًِ بنًًقٍمىتًكى يَى عىزيًزي يَى مينػٍ

Artinya:  
Ya Allah, bagaimana bisa orang yang mencari-Mu akan sampai kepada-Mu? 
Bagaimana bisa orang yang lari dari-Mu kehilangan-Mu? Tuntutlah aku 
dengan rahmat- Mu dan jangan tuntut aku dengan siksa-Mu, wahai Yang 
Mahaperkasa dan Maha Membalas. Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. 
 

ًـ رىسيولًكى اللههيمه اسٍليبٍ  تًكى كىعىنٍ فػىهٍمً كىلاى نًِ عىقٍلان يَىٍجيبينًِ عىنٍكى كىعىنٍ فػىهٍمً أىيَى
تى بوًً أىنبًٍيىاءىؾى كىريسيلىكى كىالصهدًيقًيْى مًنٍ  مًنى الٍعىقٍلً الهذًم خىصهصٍ كىىىبٍ لِ 

ئىتًكى كى  ايىةى الٍميخىصهصًيٍْى بَّىشًيػٍ كىسًعٍ لِ فًِ النػُّوٍرً تػىوٍسًعىةن  عًبىادًؾى كىاىٍدًنِ بنًيورؾًى ىًدى
كىامًلىةن تَىيصُّنًِ بًِىا بًرىحٍْىتًكى فىإًفه الٍَيدىل ىيدىاؾى كىإًفه الٍفىضٍلى بيًىدًؾى تػيؤٍتيًٍوً مىنٍ 

 .الٍعىظًيمً  تىشىاءي كىأىنٍتى ذيك الٍفىضٍلً 
Artinya: 

Ya Allah, rampaslah dariku akal yang menghijabku dari-Mu, yang 
menutupiku memahami ayat-ayat-Mu dan sabda Rasul-Mu. Anugerahkan 
kepadaku akal yang Kau istimewakan dengannya para nabi-Mu, para rasul- 
Mu, dan para hamba-Mu yang shiddiq. Tunjukilah aku dengan cahaya-Mu 
seperti petunjuk yang Kauberikan kepada kalangan istimewa melalui 
kehendak-Mu. Luaskanlah cahaya itu untukku secara sempurna yang 
dengannya Engkau memberikan keistimewaan kepada- ku lewat rahmat-Mu. 
Sesungguhnya petunjuk itu ada- lah petunjuk-Mu dan di tangan-Mulah 
segala karunia. Engkau memberikannya kepada siapa yang Kau kehen- daki. 
Engkaulah pemilik karunia yang agung. 

  .يَى كىاسًعي يَى عىلًيٍمي يَى غىنًُِّ يَى كىرًيمي يَى ذىا الٍفىضٍلً الٍعىظًيٍمً 
Artinya: 

Wahai Yang Mahaluas, wahai Yang Maha Mengetahui, wahai Yang 
Mahakaya, wahai Yang Mahamulia, wahai pemilik karunia yang agung. 

اللههيمه أىجٍلًسٍنىا عىلىى بىسىاطً الٍقيرٍبً مًنٍكى بًِلٍفىنىاءً عىنٍ غىيٍرًؾى كىبًِلٍبػىقىاءً بنًيورؾًى أىكٍ 
ةً الٍعًلٍمً أىكً الٍعىقٍلً كىمًنٍ  بًِلتػهقٍريًبً بًِلٍْىخٍذً عىمها ىيوىلىنىا إًلَى مىا ىيوى لىكى مًنٍ جًهى

يًٌمٍنىا فًِ بػىرٍزى الٍعىمىلً كىالْىٍ  جًهىةً  ظًريًنى بًكى إلًىيٍكى كىمًنٍكى إًلَى غىيٍرًؾى  خً اؿً كىىى الصُّنٍعً ناى
 .إًنهكى عىلىى كيلًٌ شىيٍءو قىدًيره 

Artinya:  
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Ya Allah, dudukkan kami di atas hamparan kedekatan dengan-Mu lewat jalan 
fana dari selain-Mu dan kekal bersama cahaya-Mu. Atau lewat mendekatkan 
dengan mengambil kami dari segala yang untuk kami menuju segala yang 
untuk-Mu dari sisi ilmu, akal, amal, atau h}a>l. Hauskan kami dalam barzakh 
penciptaan seraya menatap dengan-Mu kepada-Mu dan dari-Mu kepada 
selain-Mu. Engkau Mahakuasa atas segala se suatu. 

اللههيمه ىىبٍ لِ مًنى النػُّوٍرً الهذًم رىأىل بوًً رىسيوليكى صىلهى الله عىلىيٍوً كىسىلهمى مىا كىافى 
دًيدً  يٌدًهً لاى بًوىصٍفً نػىفٍسًوً غىنًيًّا بًكى عىنٍ تَىً كىيىكيوفي ليًىكيوفى الٍعىبٍدي بًوىصٍفً سى

عٍليوٍمىاتً كىلاى يػىلٍحى  قيوي عىجٍزه عىمها أىرىادى مًنى الٍمىقٍديكرىاتً النهظىرً لًشىيٍءو مًنى الٍمى
اتً السًرًٌ  يٍطنا بًذى فً مىعى النػهفٍسً كىللًٍقىلٍبً مىعى تًٌ أىنػٍوىاعً الذهكىاتً كىميرى  بًِىمًيعً  كىمُيً بنا للًٍبىدى

مىمىدًٌ مًنى الرُّكٍحً الٍعىقٍلً كىللًرُّكٍحً مىعى السىرً كىلًلٍَىمٍرً مىعى الٍبىصًيرىةً كىالٍعىقٍلً الْىكهؿً الٍ 
رً الْىعٍلىى  .الٍْىكٍبَىً الٍمينػٍفىصًلً عىنً السًٌ

Artinya:  

Ya Allah, anugerahkan kepadaku cahaya yang dengan- nya Rasul-Mu melihat 
apa yang telah terjadi dan sedang terjadi sehingga seorang hamba 
mempunyai sifat Tuannya, bukan sifat dirinya. Dengan begitu ia merasa 
cukup dengan-Mu dari melihat kembali segala pengetahuan, yang tidak 
disertai ketidakberdayaan dalam mencapai keinginan, yang dengan sirr dapat 
menangkap seluruh jenis zat, yang bisa mengatur badan bersama nafs, kalbu 
bersama akal, ruh bersama sirr, sebuah persoalan bersama bashirah dan akal 
pertama yang bersumber dari ruh terbesar yang terpisah dari sirr yang paling 
tinggi. 

الْىٍنهةً كينيوزً  مًنٍ نػٍزه إًلاه بًِلِلّهً فىإًنػههىا كى كىلاى قػيوهةى  حىوٍؿى لاى نٍزً اللههيمه ارٍزيقٍنًِ مًنٍ كى 
كىاضٍربًٍنًِ بًِىا ضىرٍبِن تَىٍحىقي بًِىا مًنٍ قػىلٍبًِ كيله قػيوهةو كىأىغٍنًنًِ بًذىلًكى الرٌزًٍؽً عىنٍ 

حىظىةً النػهفٍسً كىالخىٍلٍقً كى  خٍتًيىارً كىعىنً  أىخٍرجًٍنًِ بوًً عىنٍ ذيؿًٌ ميلاى الٍفىقٍرً كىالتهدٍبًيًر كىالًٍْ
ئىةً النػهفٍسً كىالٍقىهٍرً كىالًاضٍطًرىارً إًنهكى عىلىى كيلًٌ شىيٍءو قىدًيره   .الٍغىفٍلىةً كىالشههٍوىةً كىمىشًيػٍ

Artinya: 
Ya Allah, limpahkan kepadaku karunia dari perbendaharaan la> hawla wa la> 
quwwata illa billah. Sebab, itulah salah satu perbendaharaan surga. 
Tumbukkan ia kepadaku sehingga menghancurkan segala kekuatan dalam 
qalbuku. Cukupkan diriku dengan anugerah itu sehingga tidak lagi bersandar 
pada kemampuan diri dan makhluk. Keluarkan diriku dengannya dari hinanya 
kefakiran, dari mengatur dan memilih, dari kelalaian, syahwat, kehendak diri, 
dan keterpaksaan. Sungguh Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. 



130 
 

 
 

يٍمًنً  صًرمً ؽالٍعىزيًزاًلٍقىادًرً بِسٍمً الٍميهى  ، ص ،ف ،ج ،أىجىله كيله شىيٍءو كىىيوى ناى
يػٍري الٍفىاتًًَيٍْى كىارٍزيقٍنًِ فىإًنهكى  يػٍري النهاصًريًنى كىافػٍتىحٍ لِ فىإًنهكى خى أىنٍصيرٍنِ فىإًنهكى خى

نًِ مًنى الٍقىوٍ  يػٍري الرهازقًًيْى كىاىٍدًنِ كىنَىً  .ًـ الظهالًميْى خى
Artinya:  

Dengan nama Zat Yang Maha Mengawasi, Yang Maha- perkasa, dan Yang 
Mahakuasa. Dia menampakkan segala sesuatu. Dia penolongku. Qa>f, Jim, 
Nu>n, Shad, tolonglah aku, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik 
penolong. Bukakanlah untukku, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pembuka. 
Berikanlah rezeki kepadaku, Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. 
Serta, tunjukilah aku dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. 

لىى بىسىاطً كى عى يَى جىامًعى النهاسً ليًػىوٍوـ لاى رىيٍبى فًيوً إًجٍْىعٍ بػىيٍنًِ كىبػىيٍْ طىاعىتً 
نػٍيىا كىىىمًٌ  ؽٍ بػىيٍنًِ كىبػىيٍْى ىىمًٌ ميشىاىىدىتًكى كىفػىرًٌ  ا الٍْخًرىةً كىنيبٍ عىنًٌِ فًِ أىمٍرهًًً  الدُّ

 بَّىحىبهتًكى كبِىٍجىةن بِىًنػٍوىارؾًى كىخىشًعٍ قػىلٍبِ بًسيلٍطىافً بًِ قػىلٍ  ي أىنٍتى كىامٍلَىٍ كىاجٍعىلٍ هىًٌ 
 .كىلاى أىقىله مًنٍ ذىلًكى   نػىفٍسًي طىرٍفىةى عىيٍْو نًِ إًلَى عىظىمىتًكى كىلاى تىكًلٍ 

Artinya: 
Wahai Yang mengumpulkan manusia di hari yang tak ada keraguan di 
dalamnya. Himpun aku dengan ketaatan kepada-Mu di atas hamparan 
penyaksian kepada-Mu. Pisahkan aku dari kerisauan terhadap dunia, dan 
kerisauan terhadap akhirat. Aturkanlah keduanya untukku. Jadikan satu-
satunya kerisauanku adalah diri-Mu. Penuhilah hatiku dengan cinta kepada-
Mu dan terangilah hatiku oleh cahaya-Mu. Khusyukkan hatiku dengan 
kekuasaan keagungan-Mu. Jangan serahkan aku kepada diriku sekejap mata 
pun atau kurang dari itu.

43
 

3. Senantiasa Diam 

 Salah satu jalan untuk membersihkan hati adalah dengan memperbanyak 

dian, dalam artian menahan diri dari nafsu berbicara dari hal-hal yang sia-sia yang 

dapat menjerumuskan pada kebodohan dan kecelakaan.
44

 Betapa banyak orang 

tergelincir lisannya akibat terlalu banyak berbicara, hal itu dapat mencelakai dirinya 

dan orang lain. Perpecahan terjadi karena kesalahpahaman yang bersumber dari 

banyak bicara, karenanya Rasuullah saw memperingati agar tidak berbicara kecuali 

                                                           
43

Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Unwan at-Taufiq Fi Adab at-Thari, terj. Fauzi Faisal Bahresy, 

Terapi Kasidah Cinta dan Amalan Wali Allah, h. 68-77. 
44

Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Ta>j al-‘Aru>s  al-Hawi>  li tahz|>b al-Nufu>s, h. 19. 
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dengan perkataan yang baik, jika tak mampu berkata baik maka sebaiknya dengan 

diam, sebagaimana dalam sabdanya: 

عىنٍ أىبِ ىيرىيػٍرىةى رىضًيى اللهي عىنٍوي أىفه رىسيوٍؿى اًلله صىلهى اللهي عىلىيٍوً كىسىلهمى قىاؿى : مىنٍ  
كىافى يػيؤٍمًني بًِلًله كىالٍيػىوًٍـ الْخًرً فػىلٍيػىقيلٍ خىيٍران أنكٍ ليًىصٍميتٍ، كىمىنٍ كىافى يػيؤٍمًني بًِلًله 

 ، كىمىنٍ كىافى يػيؤٍمًني بًِلًله كىالٍيػىوًٍـ الْخًرً فػىلٍييكٍرًٍـ ضىيػٍفىوي كىالٍيػىوًٍـ الْخًرً فػىلٍييكٍرًٍـ جىارىهي 
 ]كمسل ركاه البخارم[

Artinya: 

Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah 
Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: Siapa yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam, siapa yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir hendaklah dia menghormati tetangganya dan 
barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia 
memuliakan tamunya (Riwayat Bukhori 6018 dan Muslim 47).

45
 

 Imam Syafi’i menjelaskan bahwa maksud dari hadis di atas adalah apabila 

seorangmuslim ingin berbicara, hendaknya dia berfikir terlebih dahulu. Jika 

menurutnya perkataannya itu tidak menimbulkan efek negatif maka silahkan 

berbicara. Tetapi jika dia menurutnya perkataannya tersebut akan menimbulkan 

kemudharatan atau ia ragu terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkataannya, 

maka hendaknya dia menahannya untuk berbicara (diam). Dalam sebuah riwayat 

menyebutkan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: ‚Diantara tanda kepahaman 

seseorang tentang agamanya adalah sedikit bicara dalam hal yang tidak ada 

manfaatnya‛.
46

   

 Menurut Imam al-Ghazali perintah untuk banyak diam bagian dari riyad{ah 

yakni melatih dan mendidik jiwa untuk tidak terlalu banyak bicara pada hal-hal yang 

tidak penting, sebab banyak bicara bagian dari dorongan hawa nafsu karena para 

                                                           
45

Abu Zakariah Muhyiddin Nawawi, Matan Hadis Arbai>n Nawawi>, terj. Team as-Salam 

Publishing, (Sukoharjo, Assalam Publishing, 2018). h. 24-25. 
46

Abu Abdillah Said bi Ibrahim, Penjelasan Lengkap Hadis Arbain Imam an-Nawawi, 
terj.Abu Zaid ar-Royani, (Sukoharjo, al-Wafi, 2021). h. 181-182. 
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ulama mengajarkan untuk banyak diam dan mengurangi pembicaraan yang kurang 

bermanfaat. Imam al-Ghazali meletakkan diam sebagai salah satu jalan yang amat 

penting ditempu dalam riyad{ah, sebab sedikit bicara membawa keselamatan dari 

bencana dan kecelakaan. 

 Diam adalah pondasi keselamatan dan pondasai dari mencega perpecahana, 

menjaga diri dari sifat suka mencela orang lain, dan penjagaan diri dari penyesalan 

karena salah kata dan kesalah pahaman, karena itu sikap diam menurut syariat harus 

selalu dijaga, sebagaimana karakter seorang pemimpin yang bijak dan lelaki yang 

sejati yakni diam pada tempatnya, serta berbiaca jika itu perlu sebagaimana 

berbicara pada tempatnya adala perbuatan yang muliah. Diam tidak hanya terbatas 

pada mulut, tetapi juga pada gerak hati dan seluruh anggota badan.
47

 Sebagaimana 

sikap para ulama yang bijak yang selalu menampakkan gestur tubuh yang tenang 

serta tidak banyak bicara, semua itu bersumber dari hatinya yang tenang, mampu 

menahan gejolak nafsu untuk berbicara pada hal yang tidak berguna.  

 Diam yang dimaksud oleh Syekh Ibnu ‘At{aillah di sini bukan mendiami 

kedzaliman dan kemaksiatan yang terjadi di lingkungan, karena kemaksiatan yang 

sudah menjadi kultur salah satu penyebabnya karena diamnya orang-orang soleh dan 

berilmu, maka berbicara jika itu sangat diperlukan dan diamlah jika tidak diperlukan. 

Diam yang dimaksud di sini adalah menahan diri dari bicara yang bersumber dari 

dorongan hawa nafsu. Betapa banyak yang diperlihat di zaman ini terjadinya 

perdebatan karena bersumber dari dorongan hawa nafsu, sifat suka menonjolkan diri, 

sombong dan hasrat ingin menjatuhkan lawan bicara. Sifat-sifat tersebut pada 

dasarnya akan mengotori hati dan menjauhkan hati dari mengingat Allah. 

                                                           
47

Abdul Qasim al-Qusyairi an-Naisaburi, al-Risa>lah al-Qsyairiyyah fi> ‘ilmi al-Tas}awwuf, 
terj. Umar Faruq, (cet. II; Jakarta: PT Amani, 2013), h. 160-163. 
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4. Ber-Uzlah dan Khalwat 

 Menurut Kamus Bahasa Indonesia khalwat diartikan sebagai pengasingan 

diri dari keramaian, dilakukan untuk mengheningkan pikiran, ketika ditambahkan 

kata (ber) yakni berkhalwat maka ini merujuk pada pemaknaan proses dan kegiatan 

memisahkan diri dari khalayak banyak di tempat-tempat yang sangat sunyi dengan 

tujuan untuk melakukan tafakkur, beribadah dan lain-lain agar tidak terganggu oleh 

keributan dan keramaian.
48

 

 Sedangkan uzlah pada dasar memiliki kesamaan makna dan subtansi yakni 

menyendiri atau tidak ikut serta terlibat dalam hiruk pikuk, namun perbedaannya 

yakni uzlah lebih lebih kepada mengatur-atur waktu dan kondisi yang sesuai agar 

dapat masuk pada medan tafakkur yang luas. Tempat uzlah pun tidak bersifat 

khusus, tidak mengharuskan di tempat yang terpencil seperti hutan-hutan namun 

dapat dilakukan bahkan di tempat kerja sekalipun dengan menyesuaikan waktu dan 

kondisi yang hening.
49

 

 Uzlah atau menyepih bagian dari riyad{ah yakni melatih jiwa untuk tidak 

ikut dalam keramaian, sebab kecenderungan manusia perkotaan suka dengan 

keramaian, padahal sumber kebisingan hati terlahir dari hiruk pikuk perkotaan. 

Dengan menyepih mendidik jiwa agar selalu bertafakur dan terhindari dari 

kebisingan hati.  

 Menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah dalam kitabnya Taj al-’ars al-Hawi li tahdzib 

al-Nufus bahwa seorang murid tidak akan mampu masuk pada samudra tafakkur 
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Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008). h. 765. 
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Muhammad Said Ramdhan al-Buthi, al-Hikam al-’At{aillah: Syahr wa Tahlil, terj, 
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134 
 

 
 

yang luhur, selama  gambaran-gambaran dunia masih memabukkan hati. Perjalanan 

menuju makrifatullah tak akan sukses selama masih disibukkan dengan duniawi dan 

pemenuhan hawa nafsu, selama jiwa belum suci dari kelalaian, selama ia belum 

memisahkan diri dari semua hiruk pikuk maka selamanya pula hati tidak akan bisa 

menembus samudra tafakkur.  

 Khalwat dan uzlah bermanfaat bagi hati, menjauhkan jiwa dari kebisingan-

kebisingan dunia hiruk pikuk, dengan menyendiri membuat jiwa bisa masuk medan 

tafakkur dan melihat bagaimana luas dan kebesaran Allah, melalui samudra tafakkur 

dan perenungan, engkau dapat mengenali Allah lebih dekat, membebaskan diri dari 

celakanya hawa nafsu, dengan memahami alam semesta menjadi proses 

menghanguskan kesombongan di tegah-tengah kebesaran dan luas-Nya kekuasaan 

Allah.
50

 

 Hingga dapat dipahami bahwa hakekat tafakkur bertujuan untuk 

meniadakan eksistensi diri dalam artian menghanguskan ego-ego yang bersarang 

dalam lubuk hati, dalam proses tafakkur seorang akan sadar bahwa tiada yang dapat 

diakui dalam diri baik itu berupa pujian-pujian maupun kehebatan-kehebatan 

tertentu, sebab yang ada hanyalah Allah yang Maha Besar dan konsekuensi yang 

harus diterima adalah pengakuan bahwa tiada yang lebih besar selain kebesaran 

milik Allah dan tiada yang pantas mendapatkan pujian kecuali sang pemiliki pujian. 

 Bahkan dalam kitab al-Hikam Syekh Ibnu ‘At{aillah menegaskan bahwa 

mencampakkan diri dalam tanah kerendahan adalah benteng sifat penghambaan, 

dalam artian pandanglah diri sebagai hamba yang tak mempunyai apa-apa, 

sembunyikan ego dari kehendak gemar akan pujian-pujian.  

                                                           
50
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 .ا نػىبىتى مِهالَىٍ ييدٍ فىنٍ لاى يىتًمُّ نػىتىا جيوي فًنٍ كيجيوٍدىؾى فًِ أىرٍضً الٍخيميوٍؿً , فىمى اًدٍ 
Artinya: 

Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh 
tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya.

51
 

 Menurut Syekh Ahmad Zarruk berdasarkan hikmah ini seorang murid harus 

menyembunyikan segala sesuatu yang dapat membuat dirinya terkenal, dipuji 

bahkan diagung-agungkan sebab hal ini bisa menumbuhkan sifat kesombongan dan 

tergiur dengan ramainya dunia kepopuleran sehingga membuat dirinya lupa dan jauh 

dari Allah.
52

 

 ‚Tanamlah eksistensimu dalam tanah kerendahan‛ dalam artian pandanglah 

diri dalam keadaan tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan, agar menumbuhkan 

pula nilai-nilai kemuliaan dengan rendah hati, sebab apa yang ditanam maka itu pula 

yang tumbuh dan berbuah.
53

 

 Kerendahan hati dan pengecilan ego tidak akan terjadi tanpa adanya usaha 

melatih-latih jiwa salah satunya dengan mengasingkan diri, menjauhkan hati dari 

keramaian dan senang akan keheningan, ketika dalam kondisi uzlah itulah maka saat 

itu pula seorang mampu masuk dalam medan perenungan yang  agung.   

افى فًكٍرى ةو   .مىا نػىفىعى الٍقىلٍبى شىيٍءه مًثٍلي عيزٍلىةو يىدٍخيلي بًِىا مىيٍدى
Artinya: 

Tiada sesuatu yang sangat berguna bagi qalbu (hati), sebagaimana uzlah 
(menyendiri dari keramaian dengan niat tafakur billah) untuk masuk ke 
medan tafakkur.

54
 

                                                           
51
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 Ketika seorang murid banyak berinteraksi dengan hiruk pikuk manusia, maka 

hati akan hati akan terkontaminasi dan tersibukkan dengan angan-angan 

materialistic, namun sebaliknya ketika dia memilih untuk ber-uzlah maka hati dan 

pikirannya teralihkan dan disibukkan hanya kepada perkara-perkara kebesaran Allah 

dan urusan-urusan akhirat, hingga dengan asbab itu hatinya akan menjadi jernih  dan 

kembali suci.
55

 

 Menurut Kiyai Soleh Darat pada redaksi   فًكٍرىةو  (perenungan) manusia terbagi 

menjadi tiga golongan, yakni golongan yang pertama merenungkan nikmat-nikmat 

Allah dan segala pemberian-Nya sehingga itu menjadi wasilah sampai pada makrifat, 

golongan yang kedua yakni merenungkan segala janji-janji Allah dan pahala dari-

Nya, sehingga hal itu menjadi wasilah baginya dalam kegemaran beribadah, 

golongan ketiga yakni orang-orang yang merenungkan ancaman dan siksa Allah, 

sehingga hal menjadikannya bersikap Khauf (takut) menjadi wasilah baginya untuk 

meninggalkan dan menjauhi segala maksiat dan segala bentuk larang-Nya.
56

 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa manfaat dari uzlah 

addalah untuk tafakkur merenungi segala kebesaran, nikmat, janji dan ancaman 

Allah dan kedua mengecilkan ego serta senantiasa mengingat akhirat, hingga semua 

itu dapat membersihkan hati. 

 Menurut Syekh Dr. Muhammad Said Ramadhan al-But{i bahwa khalwat dan 

uzlah yang dimaksud oleh Sykeh Ibnu ‘At{aillah bukanlah dalam pemaknaan secara 

harfiah, yakni menjauhkan diri dari masyarakat, dari kewajiban pekerjaan, berjamaah 

atau menjauh dari aktifitas berfikir seperti membaca, belajar ke syekh atau tuntutan 

untuk mengajar dan lain sebagainya, sebab hal-hal yang disebutkan di atas tidaklah 
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dibenarkan dalam ajaran islam, akan tetapi maksud dari uzlah dan khalwat di sini 

adalah mengalokasikan suasana dan waktu tafakkur untuk mendekatkan diri kepada 

Allah, membaca segala keluasan dan kebesaran rahmat dan karunianya, 

membebaskan diri dari cengkraman syahwat, dari hal-hal yang mencelakakan diri 

dan merenungkan atas segala pemeliharaan dan penjagaan Allah, mengagungkan 

segala ciptaan-Nya, dengan tujuan untuk membina hati.
57

 

 Sederhananya ber-uzlah tidak berarti harus meninggalkan atau menjauh dari 

kepentigan sosial dan kewajiban moral yang lainnya, akan tetapi lebih kepada 

perenungan walau sejenak tentang segala kekuasaan Allah, mengkondisikan tempat, 

waktu dan stuasi tertentu untuk melakukan tafakkur yang dalam, tanpa 

meninggalkan keluarga, sahabat dan masyarakat, ajakan ber-uzlah lebih kepada 

kegiatan hati dan pikiran, mengasingkan hati dari segala hiruk pikuk, dorongan 

untuk mendapatkan kepopuleran dan segala pujian-pujian manusia. 

5.  Mengurang Makan dan Minum 

 Cara membeningkan hati menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah yang berikutnya 

yakni dengan mengurangi makan dan minum, maksud menugrani makan dan minum 

di sini berarti senantiasa lapar dan senantiasa berpuasa.
58

 Seperti yang dilakukan 

oleh para ulama sufi yang lainnya ketika hendak mendidik hatinya atau sedang 

melatih dzauq-nya
59

 maka dengan melatih perutnya dalam keadaan kosong dan 

ringan dari makanan-makanan yang banyak. 
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  Pendapat yang sama disampaikan oleh iman al-Ghasali bahwa diantara 

latihan mensucikan dan membeningkan hati itu dengan sedikit makan dan sedkit 

minum, yakni gemar berpuasa. Dengan mengosongkan perut dari makanan dan 

minuman serta tidak tidur terlalu lama itu membantu hati untuk khusyu mengingat 

Allah, dan latihan untuk mengontrol hawa nafsu, sebab hawa nafsu yang tidak 

terkontrol berawal dari ketidak mampuan menahan diri dari dorongan untuk makan 

dan minum yang terlalu banyak.
60

  

  Memgurangi makan dan minum bagian dari riyad{ah melatih diri agar tidak 

terlalu mengikuti keinginan perut, untuk banyak makan. Melatih diri dengan 

mengurangi makan menurut al-Ghazali membantu meredam gejolak syahwat, dan 

mengurangi minum dapat menyucikan kehendak dan pikiran, mengurangi makan dan 

minum memberikan pencahayaan bagi pikiran, sehingga seorang mukmin selalu 

berfikir jernih dan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. 

  Penjelasan ini dapat dipahami bahwa melatih perut untuk lapar sama halnya 

dengan melatih hati untuk mengendalikan gejolak hawa nafu, dengan latihan lapar 

dapat menghindarkan seorang murid  dari sifat-sifat yang tercela dan gemar 

bermaksiat. Dengan lapar bermanfaat bagi hati untuk membuatnya semakin terang, 

mudahlah bagi seorang murid dalam gemar beribadah. Dengan lapar membuka 

pikiran dan hati sehingga mampu menghias diri dengan sifat-sifat yang terpuji, 

dengan sedikit makan dan minum membantu tugas seorang Syekh mendidik murid. 

  Sedikit makan merupakan perilaku yang dicontohkan oleh nabi, dalam 

sebuah riwayat dari Anas bin Malik diceritakan bahwa bahwa fatimah perna 
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memberikan sepotong roti kepada Rasulullah saw. Lalu Rasulullah bertanya 

‚pecahan (sepotong) apakah ini, wahai Fatimah.‛ Maka Fatimah menjawab 

‚sepotong roti‛ maka Rasulullah bersabda ‚Sepotong roti ini adalah makanan yang 

pertama yang masuk ke dalam mulut ayahmu selama tiga hari‛.
61

 

  Karenanya lapar merupakan bagian dari sifat-sifat para Rasul dan para ulama 

dan sebagai salah satu sendiri dari perjuangan terhadap agama. Orang-orang yang 

menempu perjalanan menuju Allah hendaklah menjadikan lapar bagian dari 

perjuangannya dalam mendaki spiritualnya, tidak seorang pejalan dalam 

perjalanannya bersikap bijaksana kecuali dengan terbiasa lapar.
62

 

  Pernahka kita mengalami dalam sholat sedang perut sudah dalam keadaan 

sangat kenyang bahkan membuat nafas sesak karena kekenyangan  menjadi asbab 

hilangnya kekhusyuan dalam sholat, justru sebaliknya orang-orang yang khusyu 

ketika dalam keadaan sholat atau dalam keadaan berdzikir tidak kita jumpai kecuali 

ia dalam keadaan perutnya yang ringan, yakni tidak dalam keadaan kekenyangan. 

  Menurut analisis peneliti Syekh Ibnu ‘At{aillah dan para ulama sufi lainnya 

tidak melarang seorang murid untuk gemar makan dan minum sebagaimana 

kebutuhan manusia butuh makan dan minum, akan tetap yang diajarkan oleh Syekh 

di sini adalah hendaknya untuk tidak berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum, 

sebab makan dan minum berlebihan mempengaruhi kondisi batin dan menganggu 

kekhusyuan dalam mengingiat Allah, kedua Syekh Ibnu ‘At{aillah mengajarkan untuk 

                                                           
61

Abdul Qasim al-Qusyairi an-Naisaburi, al-Risa>lah al-Qsyairiyyah fi> ‘ilmi al-Tas}awwuf, 
terj. Umar Faruq, h. 192. 

62
Abdul Qasim al-Qusyairi an-Naisaburi, al-Risa>lah al-Qsyairiyyah fi> ‘ilmi al-Tas}awwuf, 

terj. Umar Faruq, h. 192-193. 

 



140 
 

 
 

senantiasa mendidik qalbu dengan gemar berpuasa, dengan berpuasa dapat 

menundukkan gejolak hawa nafsu dalam diri.  

C. Tahapan Tah}alli  (Mengiasi Hati)  

Hasil dari proses takhalli dengan mujahadah dan riyad{ah akan melahirkan sifat-sifat 

yang muliah. Sifat-sifat muliah mudah terlahir dalam hati melalui proses latihan-

latihan jiwa dan usaha dalam menekan gejolak syhawat. Sebab saat itu hati seorang 

hamba dalam keadaan bersih dan siap sehingga terpancar sifat-sifat yang muliah. 

Sebagai contohnya seorang tidak akan bersifat zuhud selama dunia masih memenuhi 

ruang hatinya, cinta akan dunia secara berlebihan sebab hal itu berlawanan dari 

zuhud yang sebenarnya. Karena itu agar hati dengan mudah bersifat zuhud maka 

diperluhkan melatih jiwa dengan tidak berlebihan mengikuti keinginan tubuh. 

  Para ulama Sufi sering memberikan sebuah ilustrasi dalam manajemen qalbu 

bahwa hati seperti sebuah gelas yang hendak diisi sebuah air, jika gelasnya kotor 

maka airnya pun juga akan kotor sehingga perlu  melakukan pembersihan terlebih 

dahulu pada gelas. Para ulama juga mengibaratkan seperti lahan kosong yang  

hendak dijadikan sebagai ladang, maka terlebih dahulu sang pemilik mesti 

melakukan pembersihan lahan seperti memangkas tumbuh-tumbuhan liar yang 

disebut sebagai Takhalli, yang sebelumnya telah dibahas, setelah melakukan 

pembersihan barulah melakukan penanaman bibit dan penghiasan yang disebut 

dengan Tah}alli .  

  Istilah Tah}alli  merupakan istilah sering dipakai dalam tahapan-tahapan dan 

proses pembinaan qalbu. Secara bahasa Tah}alli  artinya mengisi, menghiasi diri,
63

 

setelah melalui pembersihan hati dari dosa-dosa dan maksiat atau pengosongan hati 
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maka perlu segera melakukan pengisian dalam artian setelah meninggalkan 

kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk kemudian digantikan dengan kebiasaan-

kebiasaan yang baik dan mulia, salah satunya dengan memperbanyak kebiasaan 

berdzikir. dalam keterangan A. Rivavy Siregar bahwa dzikir selain berfungsi sebagai 

pembersihan dan pengosongan hati ia juga berfungsi sebagai pengisian hati,
64

 terbagi 

menjadi dua fase yakni fase pertama menafikan segala sesuatu selain Allah, 

kemudian fase kedua mengisbatkan hanya Allah yang ada dalam hati. 

  Sedangkan Ummu Kalsum Yunus menerangkan bahwa tahap Tah}alli   itu 

lebih kepada mengisi dan membiasakan hati dengan sifat-sifat yang mulia, seperti 

zuhud, wara, sabar, ikhlas, tawakal, jujur, fituwwah, dan al-istsar.65 hal ini selaras 

dengan pendapat Syekh Ibnu ‘At{aillah, bahwa setelah melalui tahapan   pembersihan 

hati (maqam taubat) barulah masuk pada gerbang selanjutnya yakni zuhud, Sabar, 

Syukur, Kauf, Raja’, Ridha, Tawakkal hingga Mahabbah yang syekh sebut sebagai 

Maqamaat al-Yakin yakni tingkatan-tingkatan spiritual keyakinan.
66

   

1. az-Zhud (Zuhud)  

 Imam al-Qusyairi menjelaskan dalam kitabnya bahwa para ulama berbeda 

pendapat dalam mendefinisi makna Zuhud, ulama yang pertama berpandangan 

bahwa yang dimaksud dengan zuhud adalah meninggalkan segala yang haram baik 

itu perbuatan, barang dan lain-lain, membatasi makna meninggalkan hanya pada 

yang haram-haram saja, sebab yang halal dasarnya diperbolehkan oleh Allah.
67
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 Pendapat golongan ulama yang kedua yakni meninggalkn segala hal yang tidak 

hanya yang haram akan tetapi juga meminimalkan sesuatu yang lebih, walaupun itu 

halal. namun meninggalkan segala yang haram hukum dasarnya itu wajib sedangkan 

meninggalkan yang halal itu dianjurkan dan diutamakan. Meminimalkan yang halal 

dalam artian meninggalkan harta yang menghalangi untuk beribadah.
68

  

 Ulama golongan ulama yang ketiga berpandangan bahwa tidak apa-apa 

memiliki harta yang banyak, harta-harta yang halal selama gemar menafkahkan 

hartanya, selalu sabar, dan meninggalkan segala yang dilarang dan diharamkan, 

maka itu disebut sebagai zuhud, namun alangkah baiknya dan sangat diutamakan ia 

zuhud terhadap harta yang dihalalkan yang sama sekali tidak memiliki faedah, yakni 

sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat untuk dizedekahkan.
69

 

  Sedangkan ulama yang kelima berpendapat bahwa yang dimaksud zuhud 

adalah tidak berbangga diri atau tidak terlena oleh kenikmatan dunia dan tidak pula 

membuatnya mengeluh dan bersedih ketika ia lepas darinya, kenikmatan dunia 

tidaklah mengikat hatinya. Seperti Imam Sufyan Atsauri yang berpandangan bahwa 

zuhud adalah memperkecil cita-cita seperti makan seadanya dan berpakaian 

sederhana.
70

 

  Dari penjelasan lima pendapat ulama di atas, maka dapat dipahami bahwa 

tidak satupun pendapat ulama yang mendefinisikan zuhud dengan pengartian 

meninggalkan dunia secara utuh atau memiskinkan diri sendiri, sebab di era modern 

banyak yang menyalah pahami zuhud dengan pengertian seakan-akan tak lagi butuh 
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kebutuhan-kebutuhan dunia, sehingga tidak mengherankan ada sekelompok orang 

dengan dalil zuhud lalu meninggalkan segala pekerjaan dunianya bahkan membuat 

keluarganya hidup sengsara padahal dia memiliki kemampuan yang lebih untuk 

menafkahi. 

 Beberapa pendapat ulama di atas memberikan penegasan bahwa yang 

dimaksud dengan zuhud adalah dengan tidak berlebih-lebihan terhadap duniawi, para 

ulama tidak memahami bahwa dunia harus ditinggalkan seutuhnya akan tetapi zuhud 

dipahami dengan menggunakan dunia secukupnya saja dan menggunakannya sebagai 

kebutuhan akhirat dan meminimalkan perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi 

perkara akhiratnya. 

  Adapun pendapat Syekh Ibnu ‘At{aillah bahwa yang dimaksud dengan zuhud 

diantaranya dengan menjaga jarak hati dari sifat-sifat tadbir yakni mengatur dan 

mencampuri pilihan dan hak prioritas Allah. Syekh Ibnu ‘At{aillah pun membagi 

zuhud menjadi dua macam yakni zuhud lahir yang sangat jelas dan nampak dan 

kedua yakni zuhud batin yang sangat halus dan samar.
71

 

  Zuhud lahir, jenis zuhud ini selaras dengan pendapat ulama sebelumnya yaitu 

menjaga hati dari segala sesuatu yang berlebih-lebihan, walaupun itu sesuatu yang 

halal. Seperti makan berlebihan sehingga membuat napasnya menjadi sesak, 

berpakaian yang berlebihan dan boros, menumpuk harta yang terlalu banyak yang 

memenuhi ruang hatinya.
72

 

  Pandangan Syekh Ibnu ‘At{aillah ini pada dasarnya menegur gaya hidup 

orang-orang di era modern, dengan segala prasana dan teknologi yang sangat maju 
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kerap mempengaruhi gaya hidup yang cukup berlebih-lebihan, menghambur-

hamburkan uang demi menghibur diri yang sifatnya kesenangan sesaat. Kebutuhan 

hidup seperti pakaian, kendaraan, tempat tinggal dan lain-lain yang seharusnya 

hanya untuk membantu dan memudahkan kebutuhan manusia, beralih fungsi sebagai 

alat perang gengsi sehingga barang-barang yang sebenarnya tak diperluhkan dan tak 

dibutuhkan sekalipun dibeli dengan jumlah yang tak wajar hanya untuk 

memperlihatkan dirinya kaya. 

  Fenomena kehidupan yang demikian bukanlah permasalahan yang baru 

bahkan sudah terjadi di zaman-zaman sebelumnya hingga melatar belakangi lahirnya 

gerakan-gerakan zuhud oleh para sufi. Syekh Ibnu ‘At{aillah dan para ulama lain 

menyuarahkan untuk beralih dari kehidupan yang berlebih-lebihan yang dapat 

melalaikan dan mengikis iman menuju kepada kesederhanaan hidup yang dapat 

mendekatkan diri kepada Allah. 

   Adapun zuhud batin menurut Syekh adalah menjaga hati dari gejolak 

keinginan meraih pangkat kekuasaan, jabatan, kedudukan, popularitas yang hendak 

disanjung dan dipuja-puja, sehingga membuat hatinya menjadi congkak. Zuhud batin 

juga berarti menjauhkan hati dari sikap ber-tadbir, seorang yang sudah sampai pada 

maqam zuhud ini ditandai dengan merdekanya hati dari sifat tadbir.73
 

  Perasaan yang lapar akan pujian dan sombong aakan jabatan merupakan 

penyakit-penyakit nafsiyah. Jika menjaga tubuh  fisik dari penyakit-penyakit dan 

hal-hal yang membahayakan hukumnya wajib, maka demikian pula menjaga hati 

dari penyaki-penyakit nafsiyah. Hingga dapat dipahami bahwa zuhud batiniah 

adalah menjaga dan menghindarkan hati dari penyakit hati,  dan menjaga hati dari 
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perkara-perkara yang berlebih-lebihan dan mengikat hati, hingga hati menjadi berat 

mengingat Allah, sebab hati yang selalu membawa dunia secara berlebihan menjadi 

beban seorang hamba. 

Kesenangan terhadap duniawi secara berlebihan menjadi hijab seorang 

hamba menuju kepada Allah dan menjadi akar penderitaan. Suatu ketika ada seorang 

arif yang ditanya; mengapa engkau tidak pernah merasa risau dan bersedih?, maka 

orang arif ini pun menjawab; karena saya tidak menyimpan barang yang saya 

senangi, sebab jika suatu hari barang yang saya senangi itu hilang akan membuatku 

bersusah hati. Karena apa yang menyenangkan maka itu pula yang menyusahkan. 

Semakin banyak yang membuatmu merasa senang maka sebanyak itu pula yang 

membuatmu bersusah hati.
74

 Sebagaimana Syekh Ibnu ‘At{aillah berkata dalam al-

Hikamnya: 

 ليًىقًله مىا تػىفٍرىحي بوًً , يىقًله مىا تَىٍزىفي عىلىيٍوً .
Artinya: 

Ketika berkurang sesuatu yang membuatmu senang, berkurang pula sesuatu 
yang membuatmu sedih.

75
 

  Hikmah ini sangat filosofis dan sangat mendalam, pandangan ini sangat 

relate dengan problem kehidupan yang dialami oleh orang-orang saat ini, kerapkali 

kita merasakan bahwa semakin besar kesenangan terhadap sesuatu maka sebesar itu 

pula kesengsaraan dan penderitaan yang akan dirasakan jika suatu yang disenangi 

tersebut hilang dari genggaman. Semakin banyak yang membuat hidup senang maka 

sebanyak itu pula hal yang membuat hidup merasa  tidak nyaman. Pandangan Syekh 
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Ibnu ‘At{aillah ini pada dasarnya menyadarkan manusia bahwa kesenangan hidup itu 

sebanding dengan kesedihan dan penderitaan hidup. 

  Sebuah hikayat yang diceritakan oleh Salim Bahreisy dalam kitab 

terjemahan dan Syarah al-Hikamnya, bahwa suatu ketika ada seorang raja yang 

mendapatkan hadiah dari sahabatnya, berupa gelas dari Piruh yang berlapiskan emas, 

bertaburkan permata dan berlian-berlian yang sangat mahal, sang raja sangat 

menyukainya dan sangat senang menerimanya. Maka sang raja menunjukkan gelas 

pemberian itu kepada hakimnya (penasehat) yang merupakan seorang arif. 

Bagaimana pendapatmu tentang gelas pemberian ini wahai hakim?, Tanya sang raja. 

Maka jawab sang hakim: pendapatku itu suatu musibah dan kefakiran, karena jika 

pecah adalah musibah sebab tidak bisa dikembalikan dan membuatmu bersedih, jika 

dicuri maka engkau akan merasa fakir dan rugi karena engkau merasa butuh dan 

senang kepadanya. Maka beberapa hari kemudian gelas itu pun pecah maka sang raja 

berkata: sungguh benar kata sang hakim.
76

 

  Berdasarkan hikmah hikam dan hikayat yang telah disebutkan di atas pada 

dasarnya mengajarkan kepada manusia yang hidup di era modern tentang tips 

manajemen qalbu agar hidup lebih bahagia dan tenang, dengan cara tidak terlalu 

banyak menyimpan kesenangan yang bersifat materi di dalam hati. Orang-orang 

kerapkali terlalu disibukkan mecari sesuatu yang membuat dirinya bersenang-senang 

dan mengumpulkan barang-barang yang sangat mereka sukai sampai menutupi ruang 

hati, sehingga sering kali pula membuat diri mereka selalu merasakan kehilangan, 

sebab semakin banyak menyimpan barang yang disukai dan cintai dalam hati maka 

sebanyak itu pula yang menyebabkan hati merasa kehilangan. 
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2. as-Sabr (Sabar) 

 Tahap menghiasi hati dengan sifat zuhud pasti mendapatkan berbagai macam 

rintangan yang sulit, dengan berbagai macam godaan-godaan duniawi yang 

menggiurkan hati, tidak jarang orang ikut kembali terjerumus dalam kemegahan 

duniawi yang berlebihan, sehingga memenuhi ruang hatinya sampai tidak ada lagi 

ruang di hatinya untuk Allah. Maka diperlukan sifat sabar yang kokoh untuk 

menghadapinya. Para ulama sufi dalam fase menghiasi hati dengan zuhud selalu 

mengikut sertakan sifat sabar dalamnya.  

  Menurut Syekh Mutawalli al-Sya’rawi bahwa orang beriman dan orang-

orang bertakwa sejati dapat dilihat dan ditandai dari kualitas sabarnya, sabar 

menjadi salah satu anak tangga untuk meraih ridha Allah dan tersingkapnya 

makrifatullah, sabar secara definitif yakni menahan tekanan jiwa yang datang, yang 

mengharuskan seorang rela menerima dengan lapang dada, walau hal itu tidak 

disenangi. Sabar juga biasa diartikan menahan tekanan mental tertentu atau rela 

menerima kondisi dan situasi dengan hati yang ikhlas. Sabar juga bisa diartikan kuat 

menahan sesuatu hal yang memberatkan tubuh, seperti ibadah sholat, biasanya 

terasa berat bisa jadi karena tidak biasa melakukannya, hal itu bukan suatu hal yang 

mudah, diperlukan kebiasaan, semangat dan tekat yang kokoh.
77

 

  Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dipahami bahwa sabar lebih kepada 

sifat dan mentalitas yang kuat dalam menahan dorongan-dorongan tertentu yang 

lahir dari dorongan hati disebabkan karena sesuatu dari luar dirinya, seorang 

penyabar dipahami sebagai orang yang memiliki mental yang kuat sebab mampu 

menahan diri dari dorongan yang hebat. 
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  Sedangkan sabar menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah yakni menahan diri dari 

dorongan hawa nafsu yang untuk bersikap tadbir, Syekh Ibnu Athailla dalam kitab 

at-Tanwi>r fi isqa>t}  al-Tadbir  selalu menekankan fokusnya pada persoalan at-tadbir, 

bahwa tidak akan sempurna sabarnya seorang selama dia tidak meninggalkan atau 

menahan diri untuk mencampuri kehendak dan pilihan Allah. itulah orang-orang 

yang sebenar-benarnya sabar, sebab perkara itu menjadi pangkal semua tahapan 

maqam.
78

 

  Hal itu dapat dipahami bahwa dalam tasawuf Syekh Ibnu ‘At{aillah bahwa 

tadbir adalah salah satu sifat yang sangat ditekankan oleh Syekh untuk dijauhi, 

tadbir menurutnya menjadi salah satu hijab terbesar dihadapan Allah. tadbir inipun 

merupakan antitesa dari sifat sabar itu sendiri, sebab dalam tadbir menggabarkan 

ketidak sabaran seorang dalam menerima takdir ketetapan Allah. sifat tadbir 

menggambarkan sifat terburu-buru untuk memilih-milih atau ikut campur pada 

sesuatu yang di luar kemampuannya. 

  Syekh Ibnu ‘At{aillah membagi sabar menjadi beberapa macam, beberapa 

diantaranya yakni yang pertama sabar terhadap segala hal yang diharamkan oleh 

Allah dan Rasul-Nya dan menahan diri dari datangnya gejolak keinginan-keinginan 

yang tidak mendatangkan keridhaan Allah, kedua sabar terhadap ketaatan kepada 

Allah, seperti sabar menahan datangnya rasa malas ketika hendak dan ketika di 

dalam sholat atau sabar ketika berpuasa menahan rasa lapar dan dahaga, seperti  

sabar dalam tahapan zuhud.
79
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  Sabar jenis yang pertama berarti kuatnya mentalitas dalam menahan diri 

untuk tidak melakukannya, yakni melakukan sesuatu yang dapat menjadikan dirinya 

pendosa di mata Allah. Sabar jenis ini  bagi sebagian orang awan merupakan sabar 

yang juga sangat berat, sebab kecenderungan atau dorongan syahwat selalu ingin 

melakukan hal-hal yang terlarang. Sabar dalam hal ini sangat berat bagi orang-orang 

tertentu karena segala hal-hal yang dilarang oleh Allah biasanya nikmat menurut 

syahwat dan sangat disukai.  

  Sabar yang kedua berarti kuatnya mentalitas dalam hal konsisten melakukan 

dan melaksanakan perinta Allah, konsisten adalah hal yang sangat berat bagi nafsu, 

sebab kecenderungan hawa nafsu selalu ingin bermalas-malasan atau hal-hal yang 

membuatnya lelah. Itulah mengapa Syekh Ibnu ‘At{aillah menyebutnya sabar dalam 

ketaatan, sebab bisa jadi hari ini seorang hamba taat dan rajin namun esoknya ia 

kembali meninggalkan ketaatan tersebut. hal ini dapat pula menggambarkan bahwa 

kecenderungan negatif manusia adalah berkelur kesah dan bermalas-malasan. 

3. as-Syukr (Syukur) 

  Imam Qusyairi dalam kitabnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

syukur adalah menerima dengan hormat segala pemberian Allah, dengan cara 

memanfaatkan hasil pemberian itu semaksimal mungkin, seperti sebuah ungkapan 

bahwa hewan yang bersyukur adalah hewan yang lebih gemuk, karena menjaga 

perasaan dan menghormati sang pemilik dengan menerima dan menfaatkan makanan 

apa saja darinya, hingga hakekat bersyukur adalah memuji sang pemberi dengan 

mengingat segala kebaikannya serat memanfaatkan dengan baik semua yang 

diberikan. Syukur seorang hamba kepada Allah dengan menerima apa saja takdir dan 
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rezeki dari-Nya, serta senantiasa memuji-Nya dengan mengingat segala karunia dan 

Kebesaran-Nya, serta menggunakan rezeki dari-Nya dengan bijaksana.
80

 

  Berdasarkan penjelasan tersebut dapat pula dipahami bahwa orang yang 

menggunakan nikmat yang Allah berikan di jalan kemaksiatan, seperti menggunakan 

lidah untuk menggunjing dan menyakiti hati saudaranya, menggunakan tangan 

untuk merusak dan mengambil hak orang lain atau menggunakan matanya dengan 

melihat hal-hal yang terlarang maka dapat disebut orang yang demikian tidak 

mensyukuri nikmat Allah, hingga orang yang melakukannya selain disebut sebagai 

fasik orang tersebut dianggap penginkar karena menggunakan nikmat dari-Nya 

dengan tidak semestinya, ingkar terhadap apa yang semestinya. 

  Menurut Abu Bakar al-Warraq, bahwa yang dimaksud dengan mensyukuri 

nikmat adalah memberikan perhatian khusus kepada pemberi, selalu mengingatnya 

dan selalu merindukannya, serta dengan menjaga kehormatan sang pemberi, maka 

mensyukuri nikmat Allah berarti selalu mengingat-Nya (berdzikir), memperhatikan 

segala pemberian-Nya dan segala kekuasaan-Nya, dan menjaga kehormatan-Nya 

maksudnya dengan tidak menduakan-Nya.
81

  

  Sedangkan syukur menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah berarti menerima dengan 

lapang dada apa saja pemberian dan ketetapan Allah. Syukur menurutnya dapat pula 

dipahami dengan tidak mencampuri atau ikut mengatur-atur segala pemberian dan 

pilihan Allah, dengan menerima dengan hati yang ikhlas segala apa yang diberi-

Nya.
82
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  Selaras dengan pendapat ulama lain yang disebutkan di atas bahwa menurut 

Syekh Ibnu ‘At{aillah mensyukuri pemberian Allah dapat ditandai dengan 

memanfaatkan karunia-Nya dengan jalan mengabdi kepada-Nya.
83

 Maka orang-

orang bertaqwa yang menggunakan nikmat Allah di jalan-Nya pada dasarnya adalah 

orang-orang yang bersyukur, sebab orang yang bertaqwa sadar dan paham bahwa 

segala pemberian memang sejatinya digunakan pada jalan pengabdian kepada Allah. 

  Sebagaimana Syekh Ibnu ‘At{aillah menukil pendapat Imam al-Junaid al-

Baghdadi bahwa hakekat bersyukur adalah engkau tidak mengkhianati-Nya yakni 

tidak menggunakan nikmat-nikmat pemberian-Nya untuk bermaksiat, menggunakan 

segala pemberian Allah di jalan kemaksiatan merupakan bentuk kufur atas nikmat 

akal pikiran sebab jika seorang mukmin menggunakan akalnya, maka ia tidak akan 

melakukan hal tersebut, mensyukuri akal pikiran dengan cara menggunakannya 

untuk membedakan mana haq dan mana batil.84 

  Pandangan ini memberikan pembelajaran bahwa cara agar menjadi karakter 

yang senantiasa bersyukur kepada Allah yaitu dengan senantiasa menggunakan akal 

sehat dalam setiap permasalahan hidup, sebab dengan menggunakan akal sehat maka 

seorang hamba akan tersadar apakah perbuatan yang akan dilakukannya itu sesuai 

dengan rambu-rambu agama atau mala sebaliknya, sehingga dengan hal itu dapat 

membentuk karakter yang senantiasa bersyukur ditandai dengan terbentuknya 

karakter yang bertakwa kepada Allah.  

  Nikmat akal yang Allah anugerahkan menjadi ciri pembeda dengan makhluk-

makhluk lainnya, dengan akal manusia menjadi mulia dan diamanatkan 
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mengembang tugas sebagai khalifah di muka bumi, dengan akal pula manusia 

menjadi mahkluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Maka karena itu 

pergunakanlah dengan jalan kebenaran serta memahami posisi diri sendiri, yakni 

menyadari diri sebagai hamba-Nya maka tidak selayaknya mengurusi apa yang 

menjadi urusan tuhan. 

4. Khauf  (Takut) 

  Kemudian menghiasi hati dengan rasa takut ketika hendak melakukan 

kemaksiatan, selalu menanam rasa takut dalam hati yakni takut kepada Allah dan 

takut terhadap ancaman-Nya yang pasti berlaku. Semisal ketika berniat untuk 

berbohong atau menipu orang lain, maka saat itu diperlukannya rasa takut kepada 

Allah dengan menyadari apa yang tersembunyi dalam lintasan hati pasti diketahui 

dan dilihat oleh Allah. maka ini merupakan bentuk sebaik-baiknya menghiasi dan 

membentengi hati, takut dalam konteks ini dikenal dengan istilah kauf. 

  Khauf artinya takut, dalam perjalanan spiritual khauf merupakan salah satu 

anak tangga maqam yang amat penting untuk menuju kepada Allah, sebab ketika 

rasa takut itu masih tertanam dalam hati, maka selama itu pula seorang mukmin 

masih melaksanakan kewajiban-kewajibannya selaku hamba dan menjauh segala apa 

yang di haramkan oleh Allah. Artinya takut disini yakni rasa takut yang 

menimbulkan ketundukan karena menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah.
85

 

  Menurut Syekh Mutawalli al-Sya’rawi bahwa Khauf adalah tersuguhnya 

jalan-jalan menuju kemaksiatan atau hal-hal yang buruk di mata Allah, terkadang 

selalu ada dorongan kuat untuk melakukannya dan terasa berat untuk menolaknya, 

tetapi hal tersebut tetaplah ditinggalkan sebab khawatir hal itu menjadi asbab 
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turunnya murka Allah, takut ini perasaan risau dan khawatir jika nanti terjadi hal-hal 

tidak disenangi dan membuat rugi seperti murka dari Allah.
86

   

  Maka berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa khauf  pada 

dasarnya terdapat tiga aspek yakni yang pertama takut akan kemurkaan Allah karena 

perbuatan maksiat yang dilakukan, kedua makna takut tidak dipahami seperti 

takuknya kepada makhluk akan tetapi takut kepada Allah berarti ketundukan hati 

dan ketaatan yang mendalam kepada-Nya, ketiga takut di sini merasa khawatir 

bahwa maksiat yang dilakukannya akan berdampak pada dirinya sendiri dan pada 

orang lain, baik itu berdampak secara lahiriyah maupun berdampak secara batiniah 

yang menjadikannya sebagai orang yang fasik, sehingga hal itu akan mendatangkan 

rasa tidak nyaman dan tidak aman ketika hendak bermaksiat. 

  Adapun khauf dalam pandangan syekh Ibnu ‘At{aillah yakni takut ketika 

suatu kewajiban dan ketaatan tertinggal karena disibukkan dengan ber-tabir, 

maksudnya sibuk akan banyaknya pekerjaan sedang teledor akan ketaatan. Jika sifat 

seperti ini terus berlanjut maka ditakutkan sebagai tanda butanya mata hati, sebab 

tak mampu melihat kebenaran bahwa Allah yang mengurusi rezeki. Seorang yang 

menghiasi hidupnya dengan khauf dapat dilihat dari ketatnya mengerjakan ketaatan, 

takut meninggalkan ibadah, dan orang yang bersikap khauf yang sebenarnya adalah 

dia yang tidak akan bersikap tadbir yang membuatnya teledor.
87

  

 Menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah dalam proses memanajemenkan qalbu bahwa 

sifat khauf  sangat berperan besar bagi hati untuk menjaganya atau menjauhkannya 

dari syahwat yang merusak, sebagaimana dalam kalamnya:  
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مًنى الٍقىلٍبً إًلاه خىوٍؼه ميزٍ عًجه أىكٍ شىوٍ ؽه ميقٍلًقه   . لاى يَيٍرجًي الشههٍوىة ى
Artinya:  

Tidak dapat mengeluarkan (mengusir) syahwat dari dalam hati kecuali rasa 
ketakutan yang  menggetarkan, atas rindu yang menggelisahkan.

88
 

 Dorongan hawa nafsu itu sangat kuat karenanya diperlukan pula sesuatu yang 

kuat untuk melawannya yakni dengan rasa takut yang besar kepada Allah, yang 

dapat mendatangkan ketundukan dan takut kepada api neraka-Nya. Denga itu 

mendatangkan sifat khawatir sehingga berusaha menjaga diri. Lagi-lagi pangkal rasa 

takut itu yakni merasa tidak aman ketika hendak melakukannya, karena adanya 

kesadaran bahwa apa yang akan dilakukan dan sedang dilakukan diketahui oleh 

Allah. Olehnya itu jika Allah mengancam maka Allah sering memberikan 

ancamannya dalam bentuk siksa neraka hikamanya agar lahir pula rasa takut yang 

menggetarkan dalam hati.   

  Syekh Ibnu ‘At{aillah pun memperingati agar kiranya merasa takut dan malu 

ketika menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan itu di jalan kemaksiatan. Hal 

yang paling ditakutkan kemaksiatan yang terus dilakukan sedang Allah tetap 

memberikan limpahan rezeki, sebab hal itu bisa saja sebagai bentuk istidraj. 

Sebagaimana dalam kalam al-Hikamnya: 

خىفٍ مًنٍ كيجيودً إًحٍسىانوًً إًلىيٍكى كىدىكىاًـ إًسىاءىتًكى مىعىوي أىفٍ يىكيو فى ذىلًكى 
 )اسٍتًدٍرىاجنا لىكى  )سىنىسٍتىدٍرجًيهيمٍ مًنٍ حىيٍثي لاى يػىعٍلىميوفى 

Artinya:  
Hendaknya kau merasa takut jika kau selalu mendapat karunia Allah, 
sebaliknya kau tetap dalam perbuatan maksiat kepadaNya jangan sampai 
karunia itu semata mata istidraj (dilulu) oleh Allah.

89
 

  Berdasakan hikmah tersebut maka dapat dipahami bahwa rasa takut di sini 
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tidak hanya dipahami takut terhadap ancaman dan siksaan Allah dalam bentuk siksa 

neraka akan tetapi Syekh Ibnu ‘At{aillah pun memberikan peringatam untuk taku 

pula terhadap siksaannya dalam bentuk istidraj, nikmat secara dzahir akan tetapi 

siksaan secara hakikat. Hingga siksaan tidak selamanya dalam bentuk penderitaan 

akan tetapi siksaan bisa saja dalam bentuk kenikmatan. 

  Menurut Syekh. Dr. Muhammad Said Ramdhan al-But{i bahwa kalam  

hikmah di atas sebagai jawaban untuk pertanyaan yang paling sering muncul yakni 

mengapa si Fulan dan si Fulana yang gemar melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa 

besar akan tetapi nampak secara lahiriah Allah justru memberikannya kelimpahan 

harta, maka inilah yang disebut sebagai istidra>j. Maka demikianlah kenyataannya ia 

adalah sebagian dari sunatullah, oleh karena itu berhati-hatilah, sebab balasan itu 

memang tak nampak di dunia namun akan didapatkan di akhirat kelak.
90

 

                    

               

Terjemahnya:  

Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang 
mendustakan Perkataan ini (Al Quran). nanti Kami akan menarik mereka 
dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka 
ketahui. dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-
Ku Amat tangguh. (Q.S. Al-Qalam/68: 44-45)

91
 

  Istidra>j merupakan salah satu bentuk murka Allah. Istidra>j diberikan kepada 

orang-orang yang meremehkan hak-hak Allah dan berbagai kenikmatan dari-Nya, 

orang-orang angkuh bahkan terhadap tuhannya. Siksaan akan didapatkan di hari 
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kemudian nanti, sebab kenikmatan-kenikmatan materi selama di dunia membuatnya 

lalai dari taubat hingga umurnya habis.
92

 

 Adab seorang muslim hendaknya menghiasi hatinya dengan sifat takut karena 

khawatir kemurahan yang Allah anugerahkan tersebut bagian dari istidra>j. alih-alih 

menyelamatkan dari api neraka justru sebagai pengantar kepada neraka. penghiasan 

hati dengan sifat khauf akan mengantarkan hamba untuk melihat ke dalam diri di 

lubuk kedalaman hati segala kekurangan dan cacat dalam pengabdian kepada Allah, 

hingga hal itu membuat diri selalu memperbaiki kondisi hati. 

5.   Raja’ (Harap) 

  Rasa takut (Khauf) haruslah diimbangi dengan rasa harap (Raja’) kepada 

Allah swt, kedua sifat ini haruslah dimiliki oleh seorang mukmin dan harus seimbang 

satu sama lain, sebab jika hati hanya diisi dengan rasa takut saja itu membuat 

seseorang seakan-akan kekurangan harapan di saat dia bertaubat. Maka perlu pula 

diisi dengan raja’ (harapan) bahwa apa yang ditobatkan pasti diampuni oleh Allah 

sebab pengampunan dan rahmat Allah jauh lebih besar ketimbang dosa-dosa hamba-

Nya. Begitupun sebaliknya jika hati hanya diisi dengan rasa raja’ tanpa adanya rasa 

takut membuat orang memandang enteng dosa dan maksiat sehingga kedua sifat ini 

harus saling berbarengan dan saling mengisi. 

  Raja’ artinya rasa harap atau sangat berharap, ketergantungan hati pada 

sesuatu yang dimiliki oleh yang dicintai seperti mendapatkan pemberian di masa 

depan dari yang dicintai atau harapan besar yang tertanam dalam hati hendak 

bersama yang dicintai dan dirindukan, raja’ merujuk pada masa apa yang dicita-
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citakan di masa yang akan datang, dengan raja’ hati akan optimis, hidup dan 

merdeka.
93

 

  Raja’ pula dipahami sebagai sifat percaya kepada kedermawanan Allah swt., 

kebesaran dan keluasan Rahmat Allah swt., biasa pula dipahami melihat Allah 

dengan pandangan baik atau dekatnya hati dengan ke maha lembutan Allah, raja’ 

pun dipahami senangnya hati kembali kepada Allah karena sebaik-baiknya tempat 

kembali.
94

 

  Sedangkan raja’ dalam pandangan Syekh Ibnu ‘At{aillah adalah rasa harapan 

yang tinggi untuk meraih ketersambungan dan kedekatan kepada Allah swt., 

sehingga selalu berusaha untuk meraihnya serta rasa suka cita yang mendalam 

bersama dengan Allah swt.
95

 

 Maka berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa 

raja’ ini salah satu anak tangga menuju kepada Allah yang sangat urgen, rasa raja’ 

diperlukan seorang hamba yang melakukan perjalanan menuju kepada-Nya, sebab 

tanpa rasa harap sedikitpun kepada Allah itu sebagai bentuk suuz|an (berburuk 

sangka) kepada-Nya, berbaik sangka kepada-Nya berarti munculnya rasa raja’ dalam 

hati sehingga merasa tidak tertinggal dan berkecil hati atas rahmat-Nya. 

  Betapa banyak orang yang fasik menunda-nunda taubatnya sebab merasa 

bahwa dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, merasa bahwa rahmat-Nya 

tidak akan turun padanya,  suuz|an (berprasangka buruk) kepada Allah ini muncul 

karena tidak adanya sifat raja’. 
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  Maka orang-orang raja’ pada hakekatnya adalah orang-orang yang husnuz|an 

(berbaik sangka) kepada Allah, para ulama yang mengalami kesuksesan dalam 

perjalanan mengenal Allah karena menjadikan sifat raja’ sebagai asas 

spritualitasnya. Sebab jika dipahami secara mendalam bahwa rahmat Allah bahkan 

jauh lebih besar melebihi besarnya dosa-dosan-Nya, bahkan tak jarang Allah 

memperkenalkan diri-Nya kepada seorang yang secara zdahir adalah seorang yang 

pezinah, namun Allah menganugerahkan hidayah-Nya di jalan dan di cara yang tidak 

disangkah-sangkah pada hakekat-Nya itu bentuk dari kebesaran dan keluasan 

rahmatAllah.  

  Namun menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah memandang raja’  tidak akan sempurna 

dalam hati jika masih tercampur oleh sifat-sifat yang tadbir karena itu sebagai 

bentuk kurangnya pengharapan kepada Allah. tadbir menurutnya sangat berlawanan 

dengan sifat raja’, sebab orientasi sifat raja’ itu berharap sepenuhnya kepada Allah, 

sedangkan tadbir  orientasinya adalah berharap pada diri sendiri atau bergantung 

pada amal usaha manusia. Ketika hati sudah bergantung pada amal usaha maka hati 

akan kurang berharap kepada Allah, hal ini menyebab orang akan mudah merasa 

berputus asa, karena bergantung pada sesuatu yang sifatnya rapuh.
96

 

 Maka dalam ajaran tasawuf Syekh Ibnu ‘At{aillah menekankan agar berharap 

hanya kepada Allah semata dan melarang berharap selain pada-Nya bahkan 

sekalipun itu pada amal usaha sendiri, sebab itulah yang akan menimbulkan 

kekecewaan di kala tidak sejalan dari apa yang diharapkan. 

عٍتًمىادًعىلىى الٍعىمىلً نػيقٍصىافي الرهجىاءً عًنٍدىكيجيوٍدً الزهلىلً   .مًنٍ عىلاى مىاتً الًٍْ
Artinya: 
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Diantara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya 
adalah kurangnya rasa harap (kepada rahmat Allah).

97
 

  Jika seseorang berasumsi bahwa sumber kekuatan di balik usaha-usaha 

adalah dirinya sendiri, maka ia akan kecewa kala hasilnya tidak sesuai dengan 

harapan-harapannya. Akan tetapi kalau seseorang benar-benar berserah diri kepada 

Allah swt, maka ia akan menyaksikan satun asal dan penyebab di balik ikhtiar, 

peranan pribadi hamba dalam melaksanakannya dan juga hasilnya.
 98

 

   Kegagalan kemudian hanya akan dianggap sebagai peringatan untuk 

memperkuat kesadarannya akan kehendak, rahmat dan kemurahan Allah swt. 

Seorang yang menghiasi dirinya dengan raja’ dengan bekal pemahaman dari nur ilahi 

akan sadar bahwa ada kesatuan yang tak terpisahkan satu total dalam usaha dan 

hasilnya, bahwa kesemuaan itu bersal dari Allah semata. 

6. Ar-Rid{a (Ridha) 

  Ridha adalah rela menerima dan ikhlas segala apa yang datang dari Allah, 

baik berupa nikmat-Nya bahkan segala cobaan yang datang, belum bisa diukur 

keridaan seorang hamba selama belum pernah mendapatkan cobaan, ketika dia 

berdamai dengan berbagai kondisi dan cobaan yang diterimanya maka itu sebut ar-

Ridha, rida juga disebut sebagai bentuk menerima segala hukum dan keputusan yang 

datang dari Allah.
99

 

  Para ulama sufi memberikan perumpamaan ridha itu seperti pintu Allah swt., 

yang sangat besar, barang siapa yang bisa membukanya maka ia pun bisa masuk ke 

hadirat Allah, orang yang memuliakan sifat ridha pada dirinya maka ia akan 
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dipertemukan dengan kecintaan yang paling besar dari Allah, melalui cinta itulah 

seorang hamba sampai kepada ketinggian derajat. 

  Sedangkan ar-Rid{a menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah adalah menerima  dengan 

dada yang lapang dan cinta atas segala pengaturan, ketentuan dan pilihan Allah, 

ridha dapat pula diartikan mempercayai seutuhnya kepada Allah. Keyakinan bahwa 

apa yang telah ditetapkan dan dipilihkan kepada hamba-Nya maka itulah yang 

terbaik, berdamai dengan keadaan menerima segala ketentuan-Nya. Tanda seorang 

yang ridha dapat dilihat dari kerelaannya yang utuh atas ketatapan Allah sehingga 

seorang yang rida hakekatnya dia akan menjauhkan diri dari sikap tadbir, dengan 

hati rela dan ikhlas.
100

 

  Berdasarkan pandangan ini maka dapat dipahami bahwa seorang yang berada 

pada tingkatan yang hatinya ridha kepada Allah maka baginya tidak ada lagi 

ketentuan dan takdir yang buruk, sebab orang yang betul ridha akan meyakini apa 

yang baik menurut Allah maka itulah yang terbaik baginya. Sehingga seorang yang 

ridha tidak akan ber-tadbir yakni dengan memilih dan menentukan macam-macam 

yang menurut pandangan dzahirnya itu baik. 

  Orang yang menghiasi hatinya dengan ridha, dia akan paham bahwa segala 

yang diberikan dan ditetapkan kepadanya selalu mengandung segudang hikmah dan 

kemuliaan baginya, cahaya ridha menjadi penyebab didatangkan pula ridha Allah 

atasnya, jika demikian sesungguhnya Allah yang maha tauh apa yang dibutuhkan 

oleh kekasih-Nya, maka Allah tidak akan membiarkan hidupnya sengsara baik secara 

lahir maupun secara batin.
101
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  Ridha akan menghilangkan cela dan aib dalam hati, sebab orang yang 

memiliki hati yang ridha tidak akan perna melihat cacat pada sesuatu, bila ada cacat 

maka cacat itupun seakan tak nampak karena keindahan budi pekerti. Orang yang 

ridha akan melihat sekelilingnya dengan rasa senang dan gemibira karenanya ridha 

disebut sebagai jalan menuju kebahagiaan yang sebenarnya.
102

 

  Seorang yang hatinya ridha memandang segala sesuatu dengan rasa cinta dan 

kasih sayang, maka segala sekitarnyapun merasakan pancaran kasih sayangn yang 

lahir dari hati yang ridha dan ikhlas. Sebagai contoh orang tua yang cinta kepada 

anaknya yang masih kecil, lantaran cinta dan kasih sayangnya seorang ibu dan ayah 

tidak akan marah bila anaknya kencing di pangkuannya, ia ridha dengan itu, bahkan 

ia ridha berlelah-lelah bangung di tenga malam bila anaknya terbangung menangis 

kehausan. 

  Maka dengan ridhalah menjadi pintu segala kasih sayang dan cinta serta 

menjadi pintu terbukanya  rahmat kasih sayang Allah, sebab ridha adalah hati 

pemilik penghuni surga kelak nanti, yakni orang-orang ridha dan diridhai oleh Allah. 

                             

                 

Terjemahnya:  

Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas 
lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku. 
Masuklah ke dalam syurga-Ku.(Q.S. Al-Fajr/89: 27-30).

103
 

  Buraidah menerangkan bahwa bahwa ayat ini turun berkenaan dengan 

pamannya Nabi yakni Hamza r.a yang memiliki keridhan dalam perjuangannya 
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membela ponakannya yakni Nabiyullah Muhammad saw, dengan keridahannya itu ia 

rela mempertaruhkan nyawanya dengan penuh dan cinta dan kasih sayang.
 104

 

  Melalui jalur Juwaibi dari adh-Dhahak bersumber dari Ibnu Abbas r.a bahwa 

ayat ini berkenaan dengan keridhan sahabat Nabi yakni Ustman bin Affan yang 

meridhakan harta dan kekayaannya demi kepentingan umat muslim. Diceritakan 

bahwa suatu ketika nabi saw bersabda: ‚Siapakah yang akan membeli sumur 

Raumah, lalu menjadikannya sebagai air minum yang tawar dan segar, semoga Allah 

swt mengampuninya?‛. Lalu Nabi bertanya kepada Ustman: ‚Sebaiknya engkau 

menjadikan sumur itu sebagai air minum buat semua orang‛.  Maka Ustman 

menjawab ‚Ya, aku ridha (merelakannya) untuk itu‛. Karena itu Allah menurunkan 

wahyunya ‚Jiwa yang tenang‛.
105

 

  Maka dapat dipahami bahwa orang yang hatinya ridha mendapatkan 

kedudukan yang sangat istimewa di mata Allah, keistimewaan itu di dapatkan tidak 

hanya di dunia namun juga di akhirat. Bahkan orang-orang yang memiliki hati yang 

ridha dapat kembali ke sisi Allah dalam keadaan yang diridhai hingga Allah 

anugerahkan kepadanya dengan perasaan yang puas dan bahagia. 

7. Tawakkal (berserah diri) 

  Menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah bahwa hakekat tawakkkal adalah penyerahan 

diri sepenuhnya kendali dan pilihan kepada Allah., dalam setiap urusan-urusan 

kehidupan, terlebih lagi itu menyangkut urusan rezeki maka sandarkanlah 

sepenuhnya kepada Allah. sifat tawakal adalah sifat yang sangat berlawanan dengan 
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sikap tadbir, kedua seperti panas dan dingin yang keduanya tidak akan pernah saling 

ketemu.
106

   

  Maka seorang yang bertawakal sejatinya tidak akan pernah ragu akan 

penjaminan Allah, sehingga membuat diri tidak sibuk ikut mencampuri pengaturan 

dan pilihan Allah karena sifat pasrah yang tertanam dalam hati. Sejak pertama 

Syekh Ibnu Atha`illah membangun tasawufnya dengan pemikiran bahwa manusia 

tidak memiliki kebebasan penuh untuk memilih nasibnya  sendiri sesuai dengan 

keinginannya, manusia dalam hal ini hanya diberi kehendak untuk berusaha saja, 

tanpa bisa mengontrol hasilnya. Allah telah menanggung dan menentukan nasib 

manusia secara detail dan berkuasa penuh memperlakukan takdir ciptaan-Nya, 

termasuk manusia.  

  Kepasrahan total dalam pandangan Ibnu Atha`illah menjadi jalan dan kunci 

agar perjalanan manusia mencapai tuhan menuai kesuksesan. Sebagaiman dalam 

kalamnya: 

تَىٍرؽًي أى سىوى  ارابًقي الًٍَمىمً لاى  سٍوىارىالٍْى قٍدى
Artinya:  

Menggebunya Semangat/perjuangan itu tidak dapat menembus benteng 
takdir.

107
 

  Tiada yang mampu menembus benteng takdir Allah yang telah ditetapkan 

sejak zaman azali, bahwa sekeras apapun semangat dan perjuangan manusia dalam 

menentukan nasibnya tidak akan mampu mengalahkan takdir yang telah Allah 

tetapkan padanya, usaha manusia hanya sebagai sebab terwujudnya sesuatu tapi 

tidak sebagai penentu. Oleh sebabnya itu Syekh Ibnu Atha`illah tegaskan panjang 
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angan-angan dalam urusan rezeki akan melemahkan iman dan menjadi hijab di 

hadapan Allah.
108

 

  Tanda seorang hamba telah mencapai maqam tawakkal adalah dia yang tidak 

lagi menentang dan menolak seluru ketetapan Allah swt dan meyerahkan 

sepenuhnya terkait segala kebutuhan dan apa yang terbaik untuk dirinya menurut 

Allah, bahkan Syekh menegaskan siapa yang mengikrarkan dirinya seorang muslin 

maka wajib baginya untuk berserah diri kepada Allah, sebagai wujud dari 

penghambaan.
109

 

  Menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah menghiasi diri dengan sifat tawakkal 

merupakan maqam yang sangat agung, tawakkal meliputi aspek lahir dan batin. 

Tawakkal secara lahir yakni dengan taat kepada Allah dan melekatkan nama Allah 

dalam setiap pekerjaan dan tindakan, sedangkan tawakkal secara batin yakni dengan 

tidak menentang segala yang datang dari-Nya. Secara Syariat berarti ketundukan 

seluru tubuh dengan mengerjakan segala perinta Allah dan secara hakekat tawakkal 

berarti ketundukan batin. Islam adalah rupanya sedangkan tawakkal adalah 

ruhnya.
110

 

  Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tawakkal 

menurut Syekh bukan bermakna tanpa melakukan apapun atau tanpa berusaha 

sedikitpun, justru sebaliknya Syekh menegaskan bahwa tawakkalnya lahir dengan 

mengerjakan segala apa yang diperintahkan sedangkan bekerja memenuhi kebutuhan 

keluarga dan diri sendiri adalah perintah Allah, sedangkan tawakkal adalah tunduk 

dan menerima apa saja hasilnya dari yang diusahakannya kepada Allah, tunduk 
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segala yang datang dari Allah. Maka berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami 

bahwa tawakal yang dipahami sebagai pasrah kepada-Nya pada dasarnya berada 

pada bab hati, bukan berada pada bab fisik, maka tidak benar orang yang bermalas-

malasan dengan alibi tawakal kepada Allah. 

8.   Mahabbah (Cinta) 

  Setelah menghiasi hati dengan beberapa maqam-maqam di atas maka 

seorang hamba sampai pada kondisi Mahabbatullah yakni cinta kepada Allah, 

sebagaimana seorang yang dalam keadaan mabuk cinta kepada kekasihnya maka dia 

pun mencintai segala apa-apa saja yang datang darinya dan mencintai sesuatu yang 

terkait dengan kekasihnya, orang yang sedang dalam keadaan cinta sejati maka di 

matanya hanya melihat sang kekasihnya, dan tidak ada cinta yang lain yang mampu 

mengisi ruang hatinya selain sang kekasih, maka hal inilah yang berlaku di saat 

seorang mukmin dalam keadaan cinta kepada Allah.  

  Menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah seorang yang dalam keadaan Mahabbatullah 

sejatinya dia yang tidak lagi punya waktu untuk bertadbir (yakni sibuk ikut serta 

mengatur ketetapan dan pilihan Allah), sebab hatinya telah dipenuhi dan disibukkan 

oleh sang kekasih yakni cinta kepada Allah., hakekat pelaku mahabatullah yakni dia 

yang tenggelam dalam cinta-Nya., cintanya kepada Allah mengundang cinta Allah 

pada dirinya, dia cinta akan Allah, Allah pun cinta padanya sehingga sang pelaku 

akan tenggelam dalam cinta.
111

 

  Seorang dalam keadaan Cinta kepada Allah membuatnya mabuk akan 

cintanya dan cinta Allah padanya, pelaku mahabbah tidak akan punya waktu untuk 

memikirkan selain Allah, segala yang nampak dilihatnya hanyalah sang kekasih, 
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segala yang terkait pun tentang-Nya yakni alam semesta pun akan dicintainya, sebab 

segala sudut alam semesta adalah manifestasi-Nya. Sehingga hati dan pikirannya 

teralihkan hanya kepada Allah, bahkan selain-Nya pun akan terabaikan dan hanya 

terisi dalam ruang hatinya kepada Allah semata.
112

 

  Hal ini saling terhubung dengan maqam-maqam sebelumnya seperti maqam 

ridha, seorang tidak akan ridha menerima segala ketetapan Allah tanpa adanya rasa 

cinta kepada Allah, karena seorang hamba cinta kepada-Nya maka segala sesuatu 

yang datang pada-Nya akan dicintainya pula. Maka itu merupakan pucuk dari 

keridhan itu sendiri. 

  Demikian pula pada maqam tawakal seorang hamba percaya dan 

menggantung hidupnya sepenuhnya kepada Allah karena dia ridha dan cinta atas apa 

yang diberikan sehingga tidak ada lagi keraguan yang mengganggu hatinya, sebab 

hatinya telah dipenuhi rasa cinta kepada Allah sampai tidak ada lagi cela untuk 

merasa ragu atas janji dan penjaminannya. Sehingga setiap maqam-maqam 

sebelumnya selain mahabba sebagai pucuknya maka mahabba pada dasarnya 

menguatkan pondasi pada maqam-maqam sebelumnya. 

  Perbedaan maqamat Syekh ibnu ‘At{aillah dengan ulama yang lain yakni 

Syekh Ibnu ‘At{aillah meletakkan Mahabbah sebagai pucuk stasiun spiritual, 

sedangkan ulama lain meletakkan pucuk stasiun spiritual itu adalah makrifat, hal itu 

dipengaruhi oleh pandangan dasar Syekh Ibnu ‘At{aillah tentang konsep makrifat, 

bahwa Syekh Ibnu ‘At{aillah berpandangan makrifat itu sesuatu hal yang bersifat 

anugerah atau pemberian, biasa disebut dalam ilmu tasawuf dengan  istlah al-hal, 
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dalam hal ini pengenalan Allah akan diri-Nya bukan karena dihasilkan dari usaha 

manusia akan tetapi murni pemberian-Nya.  

  Pemberian-Nya atau anugerah besar  itu dapat diterima dengan baik sebab 

adanya persiapan yang baik pula, maka menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah maqamat-

maqamat atau perjalan-perjalanan spiritual hanya sebatas sebagai persiapan 

menjemput pengenalan diri-Nya (Makrifatullah) bukan sebagai asbab pengenalan 

(makrifatullah) itu sendiri. Karena Allah sendirilah yang mengenalkan diri-Nya 

tanpa terikat oleh sebab, usaha-usaha spiritual hanya sebagai usaha menyiapkan dan 

memperluas wadah.  

  Salah satunya dengan usaha mempersiapkan diri untuk mencapai maqam 

mahabbah. Karena jika seorang sudah dipenuhi hatinya dengan Mahabbatullah dan 

Allah pun sudah cinta kepada dirinya, maka pada saat itulah tiada lagi hijab antara 

pencinta dan yang dicinta, Allah akan hadir atau ber-tajalli dalam setiap tingkah 

lakunya, semakin siap dan luas wadahnya maka semakin mudah pula seorang hamba 

menyerap tajalli dari Allah dalam dirinya, dalam artian sifat-sifat jamaliyah-Nya 

akan terlukis dalam perilaku sang pecinta, tajalli artinya hadirnya sifat-sifat Allah 

dalam diri seorang hamba, pada saat itulah ia benar-benar dalam keadaan dekat 

kepada Allah.
113

 agar lebih jelas adapun penjeasal terkait tajalli, sebagai berikut. 

D. Tahapan Tajalli  (Penyingkapan) 

 Tajalli adalah salah satu konsep tasawuf yang meyakini bahwa Allah 

bermanifestasi dalam diri atau Allah turun dan membuka tabir antara diri-Nya dan 

hamba-Nya. Ibnu Arabi dalam menggambarkan konsep tajalli dengan menggunakan 

istilah fath} (pembukaan, membuka) artinya Allah membuka tabir-tabir yang 
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memisahkan, tanzzul (penurunan) dipahami Allah turun melalui asma-Nya, fayd} 

(emanasi, pemancaran, pelimpahan) Allah menampakkan dirinya atau memancarkan 

dirinya melalui manisfestasinya yakni alam semesta.
114

 

  Satu pemahaman bahwa Allah menciptakan alam ini agar ia dapat melihat 

diri-Nya sendiri, memperhatikan diri-Nya melalui alam semesta, hingga dapat 

dipahami bahwa alam semesta pada dasarnya adalah wujud manifistasi dari Allah. 

Alam semesta adalah cermin bagi Allah melalui cermin itulah dia melihat dirinya 

dan memperkenalkan diri. Maka alam semesta termaksud manusia tercipta dengan 

pemaknaan Allah sedang memperkenalkan diri-Nya dan memang ingin dikenal. 

Alam semesta tercipta dengan cinta-Nya dan mengenal-Nya dengan tujuan ingin 

dicinta, maka alam semesta adalah alamat mengenal Allah.
115

 

 Maka dapat dipahami bahwa tajalli adalah suatu kondisi dimana Allah 

menyatakan wujudn-Nya (manisfestasi) yakni alam semesta (baik secara materi 

maupun non materi), kepada seorang hamba yang sudah dalam keadaan fana melalui 

proses sebelumnya yakni takhalli (penyucian diri) dan tah}alli  (menghiasi diri), maka 

pada saat itu hati hamba dalam keadaan siap menerima tajalli dari Allah. 

 Seorang murid yang sudah melalui tahapan takhalli dan tah}alli  secara 

sempurna dengan proses riyadha dan mujahadah secara konsisten sebagai bentuk 

kesiapannya menerima tajalli dari Allah. Seoramg yang sampai pada fase ini adalah 

orang-orang yang Allah bukakan baginya tabir-tabir hakekat. Hingga dia semakin 
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dekat kepada Allah dan memgenal kepada siapa dia imani dan siapa yang ia 

sembah.
116

 

 Sedagkan konsep Tajalli menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah adalah cahaya-cahaya 

Allah yang gaib yaitu warid yang bertajalli atau meresep ke dalam hati hamba-Nya, 

melalui cahaya warid itu menyadarkannya dari kelalaian dan mengembalikannya dari 

alam yang dzahir menuju alam kasat mata, dari kerasnya hati menuju kehalusan dan 

kelemahlembutan. Warid akan melembutkan hatinya hingga yang hadir adalah 

manifestasi dari kasih sayang dan rahmat Allah, dengan menapakkan sifat-sifat yang 

agung dan muliah. dengan ber-tajalli-Nya Allah melalui warid hamba akan dapat 

melihat Allah dalam setiap sudut Allah semesta, memahami alam semesta berasal 

dari wujud Allah.
117

  Hingga dapat dipahami Allah memberikan pemahaman 

makrifat kepada hamba-Nya melalu warid. 

رً أىكٍرىدىعىلىيٍكى الٍوىاردًى, ليًػىتىسىلهمىكى مًنٍ يىدً    الٍْىغٍيىا رً, كىليًيحىرٌرًىؾى مًنٍ رؽًًٌ الٍْ ثَى
Artinya: 

Allah memberikan kepadamu warid itu semata mata untuk menyelamatkan 
engkau dari cengkeraman benda benda, dan membebaskan dari perbudakkan 
segala sesuatu selain Allah. 

 ,  ليًيخٍرجًىكى مًنٍ سىجٍنً كيجيودًؾى إًلَى فىضىا ءًشيهيودًؾى أىكٍرىدىعىلىيٍكى الٍوىاردًى 
Artinya:  

Allah memberikan kepadamu (warid) supaya engkau keluar atau terlepas dari 
kurungan bentuk kejadian dan sifat sifatmu, ke alam luar yang berupa 
ma’rifat mengenal kebesaran kekuasaan dan karunia Tuhanmu.

 
 

 

الٍقيليوبً كىالٍْىسٍرىارً   .اىلٍْىنػٍوىاريميطىايَى
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Artinya: 

Cahaya-cahaya (ilahi) adalah kendaraan hati dan rahasia jiwa (agar mengenal 
Allah).

118
 

 Maka dalam konteks ini tajalli dalam pemahaman Syekh Ibnu ‘At{aillah 

bahwa Allah sendirilah yang memperkenalkan diri-Nya kepada hanba-Nya melalui 

hembusan kasih sayang. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Allah menganugrahkan 

warid karena semata-mata ingin memperkenalkan diri-Nya, itu sebagai bentuk 

rahmat kasih kasyang Allah.   

  Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami makrifat biasanya diberikan 

melalui hembusa warid, menariknya ia datang secara tiba-tiba, sebagaimana dalam 

penjelasan AGH. Baharuddin bahwa warid dan akhwal adalah sesuatu yang datang 

tanpa diusahakan, terkadang datang tanpa diminta namun sifatnya sementara, yakni 

dia pergi pula secara seketika, ia dalam bentuk rasa tabah, kelapangan hati, 

semangat dan enak tanpa tahu alasannya, disebut al-Bastu, biasa pula dalam bentuk 

al-Qabdu yakni rasa khauf yang muncul tiba-tiba. Namun perlu diketahui anugerah 

Allah itu datang kepada seseorang yang sudah mantap pada maqamat, semakin 

bagus dan matang maqam maka Allah pun akan memberikannya walau tanpa 

diminta.
119

 

  Sebelumnya telah dijelaskan terkait takhalli, tah}alli , AGH. Baharuddin 

memberikan ilustrasi bahwa takhalli seperti melepas pakaian-pakaian kotor yang 

melekat dalam tubuh, kemudian diganti dengan pakaian yang lebih bersih dan rapi, 

serta menghias diri agar terlihat lebih indah maka itu  disebut dengan tah}alli . Ketika 
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seorang murid sudah dalam keadaan siap, sudah melalu dua tahapan sebelumnya 

barulah masuk pada tahapan tajalli. 

  Sebagaimana pendapat Syekh Ibnu ‘At{aillah bahwa jalan terdekat untuk 

menuju kepada Allah yakni dengan lewat kesempurnaan jiwa hal itu dapat dilalui 

dengan pembersihan jiwa dari perbudakan hawa nafsu dan syahwat kemudian 

melalui penyucian jiwa  dengan menghiasi dengan adab luhur, meneladini akhlak 

Allah swt.
120

 

  Setelah seorang hamba berhasil melalui tahapan penyucian hati, serta telah 

matang menghiasi dirinya dengan tahapan maqam-maqam maka pada saat itulah 

cahaya warid akan menyerap dengan baik ke dalam hati, sebab terkadang warid itu 

datang kepada diri namun hati belum siap dan pekatnya dosa-dosa menutupi cermin 

hati sehingga cahaya warid kembali kepada asalnya.
121

 Semakin matang persiapan 

hati maka akan semakin matang pula Allah ber-tajalli dalam diri. 

  Tajalli dapat juga dipahami sebagai terbukanya tabir atau tersingkapnya 

hijab penghalang antara manusia dan tuhan.
122

 Biasa pula diartikan sebagai 

terungkapnya cahaya rahasia dalam hati, setelah hati sudah melalui fase 

pembersihan dan diisi dengan butir-butir kemuliaan maka saat itulah Allah 

membuka tabir cahaya rahasia-Nya dalam hati hamba-Nya.
123

  

  Namun dalam penjelasan AGH. Baharuddin bahwa Tajalli itu adalah 

nampaknya sifat-sifat indah-Nya Allah pada diri seseorang atau masuknya sifat-sifat 

Allah yang jamaliyah pada relung hati hamba-Nya, sifat-sifat jamaliyah Allah yakni 
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seperti ar-Rahman, ar-Rahim, al-Latiff, dan al-Ghaffar. Melalui tajalli ini soerang 

hamba merasa terbimbing dan dibimbing langsung oleh Allah dalam menaungi 

kehidupannya.
124

 Hal ini selaras pendapat Syekh Ibnu ‘At{aillah bahwa setelah 

penyucian jiwa dengan mengikuti akhlak Allah swt, maka pada saat itulah akhlak 

Allah menguasai dalam diri seorang hamba.
125

 

 Sedangkan Tajalli dalam di kitab al-Hikamnya adalah tersingkapnya cahaya 

pemahaman dan pertolongan Allah, yang turun bersesuaian dengan kesiapan atau 

matangnya spiritual dalam  hati, serta bersesuaian dengan kejernihan atau 

kebeningan relung hati. 

 

ادً , كىشيريك ؽي الٍْىنػٍوىارً عىلىى حىسىبً صىفىا ءً الٍْىسٍرىارً  سٍتًعٍدى ادً بًِىسىبً الًٍْ مٍدى   كيريكدي الًٍْ
Artinya: 

Datangnya karunia Allah berupa warid itu sesuai dengan tingkat persiapan, 
dan terbitnya nur cahaya ilahi menurut bersihnya (jernihnya) hati.

126
 

 Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya bahwa Syekh Ibnu Athailah 

memberikan teguran yang sangat keras kepada seorang murid yang terburu-burut 

ingin mencapai pucuk tajali atau berambisi mendapatkan cahaya warid dalam 

dirinya sedang ia tidak terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan takhalli dan tah}alli , 

sibuk mengharapkan anugerah dari Allah sedang mengabaikan kewajibannya sendiri 

atas Allah. Berambisi mendapatkan warid sedang memandang enteng wirid. 

  Sedangkan para ulama menegaskan bahwa warid itu datang merupakan buah 

dari wirid yang berkesinambungan, warid adalah hasil dari wirid. Seperti dalam 
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penjelasan AGH. Baharuddin bahwa ‚Tidak ada warid tanpa wirid, dan tidak ada 

wirid tanpa warid‛.
 127

 Maksudnya tidak akan datang anugerah warid dari Allah, jika 

tidak pernah melakukan apa-apa yang diminta oleh Allah, seperti memperbanyak 

dzikir atau wirid-wirid.  

  Begitupun sebaliknya orang tidak akan bisa wirid atau memperbanyak dzikir 

jika tidak ada bimbingan atau hidayah dari Allah, ketika seseorang sudah langgeng 

hatinya untuk berdzikir itu sebenarnya sudah termaksud salah satu anugerah warid 

dari Allah. yakni dzikir yang lahir dari hati karena memang tertarik untuk berdzikir 

yakni dengan hati yang ikhlas. Salah satu contohnya seketika keinginan atau gairah 

kuat datang untuk membaca kembali wirid-wirid yang diajarkan oleh mursyid, maka 

itu termaksud dari dorongan cahaya warid. 

  Memang warid terkadang datang secara tiba-tiba dan tak disangka-sangka, 

maka hamba yang hatinya sudah dalam keadaan siap, yang suci dari noda-noda maka 

warid itupun terserap dengan baik, namun kadang pula warid itu datang menghampir 

namun hatinya seperti cermin yang tertutupi debu-debu (hati yang tertutupi dosa 

dan maksiat), sehingga cahaya warid tidak bisa terserap oleh hatinya sendiri. 

رً , فىارٍ تى الٍ لٍْىنػٍوىاري فػىوىجىدٍ ريبَّهىا كىرىدىتٍ عىلىيٍكى ا تَىىلىتٍ مًنٍ قىلٍبى مُىٍشيوًّا بًصيوٍراًلٍْثَى
ٍهي بًِ  , الٍْىغٍيىارً  .فىرغًٌٍ قػىلٍبىكى مًنى  حىيٍثي نػىزىلىتٍ    .كىالٍْىسٍرىارً  لٍمىعىارًؼً يَىٍلَى

Artinya: 

Ada kalanya nur ilahi turun kepadamu, tetapi didapatkan hati masih penuh 
dengan keduniaan atau hawa nafsu, maka ia kembali ke tempat yang ia turun 
dari padanya. Kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah, niscaya 
Allah akan memenuhinya dengan ma’rifat dan rahasia-rahasia.

128
 

                                                           
127

Syekh Baharuddin Abdul  Safa,  Live On Pengajian Tasawuf "Mengambil Janji Setia 

Murid Kepada Mursyidnya #73, Ikhwan Milenial. (diakses pada 6 Agustus 2023). 
128

Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Matan al-Hikam At}aiyyah,  h. 36. 



174 
 

 
 

  Terkadang Allah merahasiakn waktu datangnya warid agar hamba-Nya tidak 

merasa bahwa warid datang karena usahanya. Namun dengan asbab kesiapan hamba-

Nya dengan menyucikan hatinya atau dengan memperbanyak dzikir maka warid 

yang datang secara tiba-tiba itu dijemput dengan baik oleh hatinya, sedangkan  hati 

yang masih dalam keadaan kotor tertolak dengan sendiri. Syekh pun memberikan 

teguran agar tidak merasa bahwa dzikir atau wiridnya karena kesolehannya, sebab 

seorang dapat berwirid karena warid-Nya. 

  Sehingga keduanya saling terkait satu sama lain dan tidak terpisahkan, jika 

seorang hatinya sudah enak dan ringan berdzikir maka tak perlu terburu-buru 

mengejar waird lain sebab kelanggenganmu dalam berdzikir bentuk dari anugerah 

warid, tetaplah memperbanyak warid sebagai tugas dan serahkan kepada Allah 

terkait anugerah-anugerah lain. Tajalli-nya Cahaya-cahaya Allah pun tidak akan 

datang dalam hati selama tidak melalui tahapan-tahapan tah}alli  dan takhalli terlebih 

dahulu. 
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BAB IV 

RELEVANSI MANAJEMEN QALBU 

 SYEKH IBNU ‘AT{AILLAH AL-SAKANDARI  

 DALAM KEHIDUPAN MODERN  

 

A. Gambaran  Umum Tentang Kehidupan Modern 

Kata Kehidupan Modern berdiri atas dua kosa kata yakni Kehidupan dan 

Modern, kehidupan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti cara hal dan 

tentang hidup, atau pergaulan hidup, seperti perkumpulan atau himpunan orang-

orang yang menjalankan kehidupan bersama-sama dalam suatu wilayah yang terikat 

dengan ikatan-ikatan aturan tertentu dan mengalami berbagai pergolakan. 

Sedangkan modern berarti sesuatu hal yang baru, terbaru atau mutakhir. atau berarti 

sikap, tindakan dan cara berfikir yang menyelaraskan dengan kebutuhan zaman. 

kehidupan modern biasa juga disebut dengan modernitas yang digambarkan sebagai 

keadaan atau situasi kemodernan.
 1

 

Kata Kehidupan Modern menunjukkan maksud orang-orang yang hidup di 

era modern, dengan hidup dan berada di zaman modern atau era terbaru dan melihat 

berbagai macam pergolakan kehidupan mutakhir. kehidupan yang dipenuhi dengan 

pesatnya kemajuan teknologi. Kata kehidupan modern biasa juga diartikan sebagai 

maksud dari gaya hidup modern.
2
 

                                                           
1
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

balai Pustaka, 2007). h. 543-1035. 
2
Suci Ramadani, ‚Gaya Hidup Modern Masyarakat Desa (Di Desa Gona Kecamatan Kajuara 

Kabupaten Bone‛, Skripsi (Makassar: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah, 2015), h. 7-10. 



176 
 

 
 

Kata kehidupan modern merujuk pada maksud sekumpulan orang yang menjalankan 

hidup di zaman modern, yakni kehidupan yang penuh akan pesatnya kemajuan 

teknologi. Orang-orang yang mengikuti gaya hidup, cara fikir sesuai dengan zaman 

dimana dia hidup, yakni gaya hidup yang dianggao terbaru.
1
 

Sehingga dapat dipahami bahwa kata kehidupan modern dipahami sebagai 

era kehidupan terbaru yang terbangun atas dasar gaya hidup dan sikap menjalani 

hidup yang terkait dengan masa kekinian. Sistem kehidupan peradaban modern, 

dengan ditandai dengan berbagai perubahan dalam hidup dibandingkan dengan era 

sebelumnya, sehingga kehidupan modern merupakan lawan kata dari kehidupan 

tradisional  yakni gaya hidup yang dianggap terlewat atau gaya berlalu, kehidupan 

yang memilih tidak mengikuti gaya hidup kekinian. 

Menurut Astrid Susanto bahwa berbagai faktor yang berkontribusi terhadap 

perubahan gaya hidup dan sikap di era modern. Faktor-faktor tersebut antara lain 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pergeseran mentalitas manusia, 

penerapan dan pemanfaatan teknik dalam kehidupan sehari-hari, peningkatan 

komunikasi dan transportasi, urbanisasi, serta peningkatan harapan dan tuntutan. 

Faktor-faktor ini secara kolektif memiliki dampak yang signifikan dan menghasilkan 

perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan modern sering 

dikontraskan dengan kehidupan tradisional karena transformasi mendalam yang 

dibawa oleh pengaruh ini. 

Kehidupan modern yang ditandai dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Akibatnya menimbulkan perubahan mentalitas masyarakat yang sangat 
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signifikan, mentalitas masyarakat yang cenderung gampang tersinggung, merasa 

depresi dan banyak lagi. Perubahan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan 

menimbulkan berbagai macam problematika sebagaimana yang disebutkan oleh 

Salman Nashif al-Dahduh, sebagai berikut: 

1. Disintegrasi Ilmu Pengetahuan: Kehidupan modern ditandai dengan 

spesialisasi di berbagai bidang ilmu. Setiap disiplin ilmu memiliki paradigma 

dan pendekatan tersendiri dalam pemecahan masalah. Ketika individu 

mencari jawaban dari teolog, ilmuwan, politisi, ekonom, psikolog, dan lain-

lain, mereka mungkin menerima respon yang berbeda, menyebabkan 

kebingungan. 

2. Kepribadian yang Terfragmentasi: Karena dominasi ilmu pengetahuan dalam 

kehidupan manusia modern, yang seringkali tidak memiliki nilai-nilai 

spiritual dan pengetahuan yang terkotak-kotak, individu dapat mengalami 

kesadaran diri yang terfragmentasi. Kehidupan modern diatur oleh formula 

ilmiah yang kering dan pragmatis, yang mungkin mengabaikan atau 

mengabaikan aspek spiritual. Tanpa integrasi dengan nilai-nilai agama, 

kemajuan ilmu pengetahuan dapat turut mengikis spiritualitas individu. 

3. Penyalahgunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Pemisahan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dari landasan spiritual telah mengakibatkan 

penyalahgunaan dan implikasi negatifnya. Kemampuan untuk 

mengembangkan senjata telah diarahkan pada penjajahan bangsa. Kemajuan 

dalam rekayasa genetika telah dimanfaatkan untuk perdagangan manusia. 

Contoh-contoh ini menyoroti potensi kerusakan moral dan konsekuensi 

negatif dalam masyarakat. 
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4. Pola Hubungan Materialistis: Rasa persaudaraan dan saling mendukung yang 

berakar pada iman telah berkurang dalam masyarakat modern. Hubungan 

sering dievaluasi berdasarkan manfaat material yang dapat diberikan individu 

satu sama lain. Akibatnya, pertimbangan material cenderung melebihi faktor-

faktor seperti akal sehat, hati nurani, empati, kemanusiaan, dan spiritualitas.
2
 

Sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara sains dan nilai-nilai 

spiritual, serta untuk memastikan bahwa penggunaan sains dan teknologi dipandu 

oleh prinsip-prinsip etika dan kemajuan masyarakat, dengan mempertimbangkan 

implikasi moral dan kesejahteraan umat manusia. 

Namun kehidupan modern yang ditandai dengan kemajuan yang signifikan 

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan beragam sikap dalam 

meresponnya. Ada kelompok yang tetap bersikap optimis, ada pula yang bersikap 

pesimis, namun ada juga kelompok yang mengambil sikap tengah antara optimisme 

dan pesimisme terhadap kemajuan teknologi tersebut. Kelompok yang optimis 

melihat kemajuan teknologi sebagai sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat 

bagi masyarakat. 

Seperti Ziauddin Sardar yang mengatakan  bahwa revolusi informasi 

merupakan anugerah besar bagi manusia, karena akan membawa desentralisasi yang 

pada gilirannya akan menghasilkan kehidupan yang lebih demokratis. Di sisi lain, 

kelompok yang pesimis melihat kemajuan teknologi sebagai sesuatu yang 

berdampak negatif. Mereka berpendapat bahwa kemajuan teknologi hanya 

memberikan kesempatan kepada mereka yang mampu bersaing, sedangkan orang-
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orang yang tertinggal semakin terpinggirkan. Kelompok yang mengambil sikap 

tengah antara optimisme dan pesimisme terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berpendapat bahwa dampaknya terhadap pengangguran, inflasi, dan 

pertumbuhan bergantung pada bagaimana teknologi tersebut dikelola, tanpa perlu 

menunda kemajuannya.
3
 

B. Relevansi  dan Pengaplikasian Manajemen Qalbu Syekh Ibnu ‘At{aillah dalam 

kehidupan Modern 

 Relevan Manajemen Qalbu Syekh Ibnu ‘At{aillah dalam kehidupan modern 

merujuk pada peranannya terhadap problem kehidupan modern yang semakin 

merosoknya nilai-nilai sipritualitas dan menitipisnya kepekaan terhadap lingkungan, 

hal itu disebabkan karena kurangnya pembinaan dan manajemen pada qalbu. Hingga 

konsep manajemen qalbu khususnya dalam tasawuf Syekh Ibnu ‘At{aillah dihadirkan 

dalam kehidupan modern untuk menjawan segala problematika kehidupan di 

dalamnya.  

 Relevansi yang kedua pada aspek paradigma dan tuntutan yang sama, bahwa 

Syekh Ibnu ‘At{aillah walaupun ulama sufi yang menitik beratkan nilai tasawufnya 

pada kepasrahan total (tawakal) kepada Allah, namun Syekh tidak membenarkan 

seorang hamba bermalas-malasan atau pasrah secara buta terhadap keadaan, 

penekanan Syekh tehadap kepasrahan kepada Allah itu pada aspek gerak batiniah, 

yakni berserah dirinya hati, sedangkan dalam bahasa tubuh tidak mengenal 

kepasrahan, bahasa tubuh menurut Syekh adalah bahasa asbab yakni ikhtiyar 

mengejar dunia sebagaimana ajaran itu diajarkan dari gurunya yakni Syekh Ibnu 

Abbas al-Mursi.  
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 Syekh Ibnu ‘At{aillah selalu menuntun murid-muridnya untuk tetap berkerja 

memenuhi keperluan hidupnya dan melaksanakan syariat secara tekun, hal ini sama 

dalam tuntutan kehidupan modern yang menekankan untuk selalu berusaha 

berkejaran memenuhi keperluan hidup dan mengikuti perkembangan zaman, pada 

batasnya Syekh memberikan klasifikasi yakni selama perkembangan zaman itu tidak 

berlawanan pada rambu-rambu aturan Allah dan Rasul-Nya. 

 Relevansinya juga terdapat pada pengamplikasin Manajemen qalbu Syekh 

Ibnu Athaiillah dalam kehidupan modern yang tidak berlawanan dan tidak saling 

bertentangan satu sama lain dalam pengamalan ajaran-ajaran Syekh terhadap 

tuntutan dan keperluan kehidupan modern. Misal seperti ajaran Syekh untuk selalu 

bersifat zuhud, maka dalam pengamalan sifat zuhud seorang tidak dibenarkan 

meninggalkan dunia seutuhnya atau tidak mau terlibat dan berperan dalam keperluan 

sosial.  

 Seperti pula dalam pengamalan ber-uzlah seorang tidak harus meninggalkan 

rumah, keluarga, dan pekerjaan lain sejauh mungkin untuk demi alasan ber-uzlah, 

sebab dalam pengamalan uzlah soerang tidak harus pakum seutuhnya terhadap 

kehidupan sosial. Oleh karena itu agar lebih komprahensip, pembahasan di atas akan 

diterankan dalam bahasan sebagai berikut: 

1. Pentingnya Dzikir di Kehidupan Modern  

 Syekh Ibnu ‘At{aillah memandang semakin maju perkembangan zaman setiap 

era maka semakin mudah pula dosa-dosa dan kemaksiatan itu datang, kultur zaman 

yang semakin terbuka dan berkembang sebagai tanda segala kemaksiatan semakin 

mudah dilakukan, Syekh Ibnu ‘At{aillah memberikan contoh bahwa sudah sangat 

jarang ditemukan sebuah majelis yang berisi tentang pembahasan mengingat Allah, 
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alih-alih demikian mala kebanyakan sebuah perkumpulan berisi kemaksiatan kepada 

Allah, seperti asyik menggunjing, fitnah, kedengkian menjadi hiasan sebuah 

majelis,
4
 nahasnya di era keterbukaan ini, gunjingan dan tebaran kebencian tersebut 

dapat ditemukan sekalipun tidak dalam perkumpulan secara langsung. Dapat 

disaksikan sendiri bagaimana perilaku media sosial saat ini yang banyak berisikan 

berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi kualitas iman. 

 Sangat penting dalam menjaga kebersihan hati agar tidak ternodai oleh 

kemaksiatan dengan selalu bertaubat kepada Allah dan  senantiasa menjaga 

konsistensi dzikir, hingga selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah swt., dengan 

itu seorang mukmin seharusnya akan merasa takut ketika dalam keadaan merasa di 

awasi. Syekh Ibnu ‘At{aillah dalam manajemen qalbu menitik berat agar kebeningan 

hati selalu terjaga salah satunya dengan menjaga dzikir dalam hati, terlebih lagi 

karena tuntutan zaman yang semakin terbuka.  

 Beberapa diantara manfaat dari dzikir bahwa dzikir laksana api bagi maksiat 

dalam hati. sebagaimana sifat api dia tidak akan berbelas kasihan kepada nafsu dan 

maksiat, seperti api yang membakar kayu bakar. Dzikir ketika ia sudah betul masuk 

ke dalam hati, maka sifatnya akan mendominasi dan menghanguskan sesuatu selain 

Allah dan segala sesuatu karena-Nya.
5
 

 Dzikir memberikan manfaat yang amat besar bagi hati untuk selalu dekat 

kepada Allah, dengan dzikir hati akan selalu terilhami menunjukkan kebenaran 

dalam setiap urusan, menimbulkan kecintaan dari-Nya, dengan menjaga dzikir akan 

                                                           
4
Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Ta>j al-‘Aru>s  al-Hawi>  li tahz|>b al-Nufu>s, terj. Fauzi Faisal 

Bahresy, Mengaji Ta>jul ‘Aru>s Rujukan utama mendidik Jiwa, Cet 1 (Jakarta: Zaman, 2015).h. 157-

158. 
5
Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Mifta>h al-Fala>h wa misba>h al-Arwa>h fi D}zikr Allah al-Kari>m 

al-Fatta>h, terj.  Hilman Hidayatullah Subagyo, Dzikrullah Bersama Ibnu ‘At{aillah, Cet. 1 (Tangerang: 

PT. Lenterah Hati, 2017). h. 30-34. 
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menimbulkan sikap muraqabah bahwa dengan mengingat Allah maka diripun merasa 

sedang diawasi oleh Allah swt., sampai pada akhirnya seorang murid dalam keadaan 

ihsan baik dalam ibadah maupun di luar ibadah.
6
 

 Syekh Ibnu ‘At{aillah sangat menekankan untuk menjaga konsistensi dalam 

berdzikir, agar kiranya seorang murid tidak sekalipun luput dalam berdzikir kepada 

Allah, bahkan sekalipun dzikir itu masih dalam keadaan hambar dan masih sulit 

khusyu ketika dalam berdzikir, jangan tinggalakn dzikir karena hanya lantaran sulit 

khusyu atau fokus mengingat Allah ketika berdzikir, hadapkanlah dzikir itu walau 

dalam keadaan hambar, mohonlah kepada-Nya semoga diberikan nikmat dalam 

berdzikir, sebab hanya dialah yang maha menggerakkan hati hamba-Nya dan 

memberikan karunia dan hidayah.  Sebagaimana kalam Syekh Ibnu Atahillah dalam 

kitab al-H{ikam-nya: 

لاى تػىتػٍريؾً الذكًٌٍرى لعًىدىًـ حيضيورؾًى مىعى اًلله فًيوً , لًْىفه غىفٍلىتىكى عىنٍ كيجيودًذكًٍرهًً أىشىدُّ 
مًنٍ غىفٍلىتًكى فِ كيجيودًذكًٍرهًً . فػىعىسىى أىفٍ يػىرٍ فػىعىكى مًنٍ ذكًٍرو مىعى كيجيودً غىفٍلىةو , 

مىعى كيجيودًيػىقىظىةو إًلَى ذكًٍرو مىعى كيجيودً  إًلَى ذكًٍرو مىعى كيجيودً يػىقىظىةو, كىمًنٍ ذكًٍرو 
بىةو عىمها سًوىل الٍمىذٍ   حيضيورو, كىمًنٍ ذكًٍرً مىعى كيجيو دًحيضيورو إًلَى ذكًٍرً مىعى كيجيودًغىيػٍ

 .)كيورً )كىمىا ذىلًكى عىلىى اًلله بعًىزيًزو 
Artinya: 

Jangan meninggalkan dzikir, karena engkau belum bisa selalu khusyu ingat 
kepada Allah di waktu berdzikir, sebab kelalaianmu terhadap Allah ketika 
tidak berdzikir itu lebih berbahaya dari pada kelalaianmu terhadap Allah 
ketika kamu berdzikir." Semoga Allah menaikkan derajatmu dari dzikir 
dengan kelalaian, kepada dzikir yang disertai ingat terhadap Allah, kemudian 
naik pula dari dzikir dengan kesadaran ingat, kepada dzikir yang disertai rasa 
hadir, dan dari dzikir yang disertai rasa hadir kepada dzikir hingga lupa 

                                                           
6
Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Mifta>h al-Fala>h wa misba>h al-Arwa>h fi D}zikr Allah al-Kari>m 

al-Fatta>h, terj.  Hilman Hidayatullah Subagyo, Dzikrullah Bersama Ibnu ‘At{aillah, h. 90-93. 
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terhadap segala sesuatu selain Allah. Dan yang demikian itu bagi Allah tidak 
berat [tidak sulit].

7
 

 Syekh Ibnu ‘At{aillah memahami watak-watak manusia ketika dia berdzikir, 

karenanya Syekh tidak terlalu memaksa atau terburu-buru sampai kepada dzikir 

 yakni konsentrasi mengingat Allah ketika sedang dzikir lisan, Syekh حيضيورً 

menganjurkan agar tetap dzikir lisan walau dzikir itu belum bisa menembus hati, 

jangan tinggalkan dzikir lisan hanya karena hal tersebut, sebab berpalingnya hati 

dalam mengingat Allah meski sedang dalam dzikir lisan itu masih lebih baik 

daripada kelalaianmu atau berpalingnya hatimu dari mengingat Allah ketika di luar 

dzikir, karena walaupun hati lupa mengingat Allah, namun lisan masih tetap 

mengingat Allah saat dzikir lisan.
8
 

 Dzikir hati adalah hati yang selalu yang selalu ingat. Sebagaimana perintah 

Allah bahwa ‚Janganlah kamu termaksud  orang-orang yang lengah‛, atau janganlah 

termaksud orang-orang yang lalai dalam mengingat Allah. Dzikir yang  ًحيضيور yakni 

keadaan khusyu atau konsentrasi ketika dalam keadaan dzikir lisan. Akan tetapi 

dzikir lisan itu salah satu ritual yang dapat mengantarkan seorang kepada dzikir hati, 

pada dasarnya dzikir hati itu lahir dari kebiasaan bibir yang terus basah dengan 

dzikir, walaupun awal perjalanan dzikir itu masih terasa hambar, namun ketika lisan 

sudah terbiasa, maka hal itu dapat mengantarkannya kepada hati yang hanya khusyu 

mengingat Allah.
9
 Sebagaimana perintah Rasulullah agar menjadikan dzikir lisan itu 

sebagai laku kebiasaan atau pegangan. 

                                                           
7
Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Matan al-Hikam At}aiyyah,  (Jakarta: Perpustakaan Nasional 

Republik Indonesia, t.th). h. 15. 
8
Soleh Darat, Syarah al-Hikam, terj. Miftahul Umum dan Agustina, Cet. III  (Depok: PT. 

Sahifah Publishing, 2018). h. 81-82. 
9
Muhammad Said Ramdhan al-Buthi, al-Hikam al-’At{aillah: Syahr wa Tahlil al-Juz al-Tsani, 

terj, Abdurohman, al-Hikam al-Hikam al-‘Athaiyyah, Syarah al-Hikam Ibn ‘At{aillah al-Sakandari 
Jilid 2, h. 246-247. 
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: أىفه رىجيلان قىاؿى : يَى رىسيوٍؿى اًلله ،  –رىضًيى اللهي عىنٍوي  –كىعىنٍ عىبٍدً اًلله بٍنً بيسٍرو 
ثػيرىتٍ عىليه ، فىأىخٍبٍَنِ بًشىيٍءو أتىشىبٍثي بً قً قىاؿى :   إًفه شىرىائًعى الًْسٍلاىًـ قىدٍ كى

مًٍذًمُّ ( . رىكىانيكى رىطٍبان مًنٍ ذكًٍرً اللهً )لاى يىزاؿي لًسىا  هي التًٌِ
Artinya: 

Dari 'Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu bahwa ada seorang lelaki berkata, 
‚Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak perbaikan, 
maka beritahulah sesuatu yang bisa aku pegang selalu.‛ Beliau menjawab, ‚ 
Hendaklah lisanmu selalu basah karena berdzikir kepada Allah .‛ (HR. 
Tirmiz|i , no. 3375).

10
 

 Rasulullah saw memerintahkan agar menjadikan dzikir lisan itu sebagai 

kebiasaan dan menjadi pegangan dalam sehari-hari, orang yang lalai akan merasakan 

berat untuk selalu menggerakkan lidahnya berdzikir dalam jumlah yang banyak 

terlebih lagi ketika pikiran dan hati tidak selaras entah ke mana sehingga membuat 

dirinya berniat meninggalkannya. 

 Maka Syekh Muhammad Said Ramdhan al-But{i memberikan nasehat dalam 

syarahnya, bahwa agar kiranya jika seorang dalam keadaan seperti ini maka 

hendaknya memohon pertolongan kepada Allah:  

Ya Allah, jika lisan ini sibuk menurutkan keinginan-keinginan sehingga 
berpaling dari-Mu, maka sibukkanlah lisan ini untuk berzikir kepada-Mu. 
Engkaulah yang memberikan kemampuan kepadaku untuk mengendalikan 
lisan ini dan memalingkannya dari apa pun yang tidak Engkau ridhai, 
Engkaulah yang memberikan kemampuan kepadaku untuk menjadikan 
lisanku ang ini selalu berzikir, bersyukur, dan memuji kepada-Mu.

11
 

2. Pengaplikasian uzlah (Menyepih) di kehidupan Modern 

ا فى فًكٍرى ةو   .مىا نػىفىعى الٍقىلٍبى شىيٍءه مًثٍلي عيزٍلىةو  يىدٍ خيلي بًِىا مىيٍدى
Artinya: 
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Muhammad Said Ramdhan al-Buthi, al-Hikam al-’At{aillah: Syahr wa Tahlil al-Juz al-
Tsani, terj, Abdurohman, al-Hikam al-Hikam al-‘Athaiyyah, Syarah al-Hikam Ibn ‘At{aillah al-
Sakandari Jilid 2, h. 248. 

11
Muhammad Said Ramdhan al-Buthi, al-Hikam al-’At{aillah: Syahr wa Tahlil al-Juz al-

Tsani, terj, Abdurohman, al-Hikam al-Hikam al-‘Athaiyyah, Syarah al-Hikam Ibn ‘At{aillah al-
Sakandari Jilid 2, h. 249. 
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Tiada sesuatu yang sangat berguna bagi qalbu (hati), sebagaimana uzlah 
(menyendiri dari keramaian dengan niat tafakur billah) untuk masuk ke 
medan tafakkur.

12
 

 Ulama pada genarasi salaffus}aleh terdahulu lebih banyak memilih berdiam 

diri di rumah untuk menyepih ketimbang dihadapkan pilihan untuk keluar rumah 

berkumpul atau beramai-ramai di sebuah perkumpulan yang tidak mendatangkan 

maslahat, ketika tidak ada ajakan untuk mengingat Allah atau di dalamnya terdapat 

unsur maksiat, seperti menggunjing atau fitnah-fitnah, maka alangkah baiknya untuk 

lebih memilih berdiam diri di rumah, karena itu lebih bermanfaat untuk hati, 

menjaganya dari noda maksiat.
13

 

  Dengan menyepih atau menyendiri seorang mukmin dapat menjaga hatinya 

dari arus kemaksiatan, selain itu dengan waktu luang menyepih atau ber-uzlah 

seorang mukmin dapat fokus untuk beribadah dan masuk pada medan tafakkur, 

menghayati dan membaca segala tanda-tanda kekuasaan Allah, yang dengan itu 

dapat memberikan penerangan kepada akal pikiran untuk menemukan solusi dalam 

setiap permasalahan yang dihadapi. 

 Hidup dan terlibat dalam kehidupan modern bisa saja mendatangkan 

kebuntuan berpikir dalam menyelesaikan sebuah persoalan dan permasalahan, hal itu 

tidak lepas karena tuntutan dan kebutuhan zaman yang semakin kompleks, 

karenanya akal di saat-saat tertentu membutuhkan ketenangan dan penerangan 

dalam berfikir, maka menurut Syekh Ibnu Athailla dengan ber-uzlah hati dapat 

memberikan penerangan kepada akal untuk menemukan solusi, dengan uzlah hati 
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Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Matan al-Hikam At}aiyyah,  h. 7. 
13

Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Ta>j al-‘Aru>s  al-Hawi>  li tahz|>b al-Nufu>s, terj. Fauzi Faisal 

Bahresy, Mengaji Ta>jul ‘Aru>s Rujukan utama mendidik Jiwa, h. 157. 
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dapat bercahaya dan menerangi akal pikiran menjadi kendaraan untuk menemukan 

hikmah yang tidak akan dapat dipahami oleh hukum logika.
14

 

 Namun mesti dipahami bahwa uzlah yang dimaksudkan oleh Syekh Ibnu 

‘At{aillah bukanlah uzlah yang dilakukan dalam waktu yang amat panjang, sebab 

kesalahan pemahaman ketika seorang ber-uzlah sampai berbulan-bulan bahkan 

bertahun-tahun, yang meninggalkan semua sanat keluar dan masyarakat dengan 

alasan ber-uzaah, akan tetapi uzlah yang dibenarkan adalah uzlah yang walau 

sebentar saja namun dapat menembus dimensi tafakkur yang dalam, ia sebagai salah 

satu bentuk latihan kerohanian yang tidak dilakukan terus menerus, akan tetapi 

dilakukan di waktu tertentu saja.
15

 

 Hal ini selaras yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Said Ramadhan al-

But{i bahwa yang hal yang penting diperhatikan di sini uzlah yang dimaksud oleh 

syekh Ibnu ‘At{aillah bukanlah seorang yang ber-uzlah sampai seumur hidupnya, 

sehingga menjauhi masyarakat, mengasingkan diri dari dunia atau menjauhkan diri 

dari manusia maupun segala urusan dan pekerjaan, sebab uzlah yang seperti ini 

melawan fitrah manusia sebagai makhluk sosial.
16

  

 Sebagaimana kalimat yang digunakan Syekh Ibnu ‘At{aillah dalam kalam 

hikam tersebut yakni   عيزٍلىةو (kata yang tidak defintif) yang menunjukkan arti sedikit 

uzlah atau tidak terlalu lama, syekh tidak menggunkan kalimat   ًالٍعيزٍلىة  (kata dalam 

bentuk definitif) yang menunjukkan arti memperbanyak atau jangkau waktu yang 

sangat lama. terlebih lagi dalam kehidupan modern ini tuntutan pekerjaan dan 
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Muhammad Nasir bin Majid, Syarah al-Hikam Ibnu ‘At{aillah, (Pahang: ITM Cauangan 

Bandar Pusat Jengka, 2012), h. 47-48. 
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Muhammad Nasir bin Majid, Syarah al-Hikam Ibnu ‘At{aillah, h. 47. 
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kewajiban semakin banyak, karenanya uzlah dapat dilakukan di waktu-waktu 

tertentu atau mengatur waktu agar sempat sejenak mempraktekkan uzlah.
17

 

 Uzlah di sini bukanlah kegiatan yang hanya diam saja tanpa melakukan apa-

apa atau sarana bermalas-malasan, akan tetapi anjuran untuk ber-uzlah di sini yang 

pertama untuk menjaga dan mengobati hati dari penyakit-penyakit hati dan noda-

noda kemaksiatan dengan cara menjauhi dari hiruk pikuk walau sesaat, kedua untuk 

membina hati dalam keheningan dengan cara tafakkur agar masuk pada medan 

perenungan yang dalam. Menyibukkan hati dan akal dengan tema tertentu yang bisa 

mendekatkan diri kepada Allah, hal itu dapat menambah pengetahuan da kesadaran 

akan diri. 

 Seruan Syekh Ibnu ‘At{aillah untuk uzlah ini memiliki kesamaan prinsip 

ketika seorang dokter sedang menghadapi pasiennya, yang pertama seruan untuk 

meminum obat yang telah disediakan dan sesuai dengan resep yang diberikan fase 

ini disebut dengan fase pengobatan hati, seorang mukmin dalam masa uzlah akan 

memperbanyak dzikir dan merenungkan ciptaan Allah yang mejadi obat bagi hati, 

kedua seorang dokter akan memberikan pantangan-pantangan makanan yang tidak 

bisa dikonsumsi oleh pasien untuk sementara waktu, maka demikianlah seorang 

yang sedang ber-uzlah tidak akan memberikan manfaat jika pantangan itu tidak 

dihindari, seorang mukmin harus berusaha semaksimal mungkin menghindari 

pantangan tersebut ketiak di luar uzlah, seperti zinah mata dan lain-lain. 

 Jika sesekali datang ke dokter untuk mengecek kesehatan tubuh dan 

mengobatinya itu penting, maka demikianlah bagi hati sangat penting sesekali 
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Muhammad Said Ramdhan al-Buthi, al-Hikam al-’At{aillah: Syahr wa Tahlil,  terj, 
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mendatangi para ulama dan kekasih Allah untuk menjadi obat bagi hati atau sebisa 

mungkin manusia meluangkan waktu untuk menyendiri. Dengan mengatur-atur 

waktu yang tepat semisal sehari semalam, atau dua hari dalam satu pekan dan lain-

lain untuk meluangkan waktu ber-uzlah, dalam penyendirian itu ia merenungkan 

segala kesalahan atau dosa yang diperbuat atau evaluasi diri, berdiskusi dengan diri 

sendiri, dan mencermati atau menghayati segala ayat-ayat Allah baik itu qauliyah 

(Al-Qur’an) maupun kauniyah (alam semesta) untuk mengetahui hakekat ilmu Allah, 

hendaklah hati dan pikiran disibukkan dengan hal-hal demikian. 

 Namun di sini perlu di akui bahwa hidup di era perkembangan zaman yang 

semakin maju atau era di mana penggunaan gadget semakin melesat, orang-orang 

dapat mengakses apa saja dalam gadgetnya  baik itu hal yang baik maupun hal-hal 

buruk, bahkan zinah semakin mudah dilakukan melalui gadget. Maka dalam analisis 

peneliti bahwa uzlah dengan menyendiri yang tidak seorangpun yang menemani 

dalam konteks ini belumlah cukup, pada era ini seorang mukmin yang hendak ber-

uzlah maka perlu pula membatasi diri dari gadget, yang mungkin saja dapat 

membuatnya membuka hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah atau ikut serta 

dengan hiruk pikuk di media sosial yang membuat hatinya resah maka hendaknya 

pelaku uzlah membatasi diri dari media sosial, dalam artian menggunakannya 

dengan seperlunya saja atau jika dalam keadaan darurat. 

3. Hidup Zuhud di Kehidupan Modern dan korelasinya 

 Menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah dunia dan akhirat dalam hati sejatinya saling 

mendominasi jika dunia masuk dalam hati maka yang mendominasi dan 

mengendalikannya adalah dunia dan membuat perkara akhirat memudar dalam hati, 

begitupun sebaliknya jika hati dipenuhi dengan kepentingan akhirat dan cahaya-
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cahaya Allah maka dunia baginya tidaklah mempengaruhi.
18

 Hati bagaikan cermin 

dan duniawi laksana nafas, jika didekatkan akan membuat cermin itu akan buram 

dan mempengaruhi kebeningannya. 

  Namun hal itu berlaku pada konteks kondisi hati sebab Syekh Ibnu ‘At{aillah 

lain sisi tidak membenarkan seorang murid yang seakan-akan ingin meninggalkan 

dunia sepenuhnya padahal Allah masih menempatkan dirinya pada kondisi yang 

dituntut atau diharuskan untuk ikhtiyar (maqam asbab) seperti bekerja mencari 

rezeki dll, tapi dia memilih untuk ber-tajrid (meninggalkan asbab menggapai dunia), 

itu merupakan bentuk sahwat yang tersembunyi, berambisi zuhud dan khalwat 

sedang meninggalkan kewajibannya untuk berusaha. Sebagaimana dalam kalamnya:  

ؾى فِ الٍْىسٍبىابً مًنى الشههٍوىةً الخىٍفًيهةً  , كىاًرىادىتيكى اًرىادىاتيكى التهجٍريًٍدى مىعى إًقىامىةً اًلله إًيَه
طىاطه عىنً الًٍَمهةً الٍعىلًيهةً  ؾى فِ التهجٍريًٍدً اًنًٍَ  .الٍْىسٍبىابى مىعى إًقىامىةً اًلله إًيَه

Artinya: 

Keinginanmu untuk tajriid (Meninggalkan urusan dunia) pada saat Allah 
menegakkan engkau di dalam asba>b (usaha, dimana Allah telah menyediakan 
sarana seperti fisik yang kuat dan baik) merupakan syahwah khafiyyah 
(syahwah yang tersembuni/tersamar). Dan keinginanmu kepada asba>b pada 
saat Allah sedang menegakkan engkau di dalam tajriid merupakan suatu 
kejatuhan dari himmah al-’aliyyah (himmah yang tinggi).

19
 

  Syekh Abdul Majid memberikan syarah (penjelasan) bahwa Tajrid pada 

dasarnya terbagi menjadi tiga bagian, yakni tajrid  dzahir, tajidrid batiniah, dan 

tajrid keduanya, Tajrid dzahir adalah meninggalkan asbab menggapai dunia atau 

tuntutan-tuntutan pekerjaan dunia untuk hidup dan menghidupi atau menggapai 
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M. Amin Syukur, Zuhud di Abad Modern, Cet. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 

98. 
19

Ibnu ‘At{aillah al-Sakandari, Matan al-Hikam At}aiyyah,  h. 5-6. 
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keperluan dan kepentingan dunia, seperti bekerja mencari rezeki untuk menafkahi 

anak dan istri.
20

 

  Sedangkan Tajrid Batiniah adalah yakni meninggalkan segala keterikatan 

atau ketergantungan hati kepada duniawi, yakni meninggalkan cinta dunia, ketika 

duniawi itu telah masuk dan menyerap ke dalam hati, keterikatan hati selain Allah. 

sederhananya meninggalkan segala sesuatu yang membuat hati lalai dari mengingat 

Allah. Sedangkan tajrid keduanya yakni meninggalkan segala keterikatan hati dan 

meninggalkan pekerjaan duniawi.
21

 

 Sedangkan zuhud yang dimaksud di sini adalah tajrid batiniah tanpa adanya 

tajrid dzahir, maksudnya berusaha meninggalkan keterikatan hati kepada dunia 

tanpa meninggalkan pekerjaan dunia atau kewajiban untuk bekerja. Karena dia tahu 

bahwa  Allah masih menempatkannya pada maqam asbab.
22

 

 Kemudian tajrid yang dimaksud Syekh Ibnu ‘At{aillah adalah tajrid keduanya, 

yakni seorang yang Allah memang ditempatkan dia pada maqam tajrid yakni seperti 

para wali-wali Allah dan para kekasih-Nya, yang Allah menanggung rezekinya 

secara langsung walau tanpa terikat asbab artinya Allah melepaskannya dari 

keterikatan usaha lahiriah, karena Allah menginginkan dia untuk fokus beribadah, 

mendekatkan diri kepada-Nya. Jika Allah sudah menempatkan kekasih-Nya pada 

maqam tajrid maka tindakannya untuk melakukan asbab (usaha lahiriah) merupakan 

bentuk   ًطىاطه عىنً الًٍَمهةً الٍعىلًيهة  .yakni penurunan tekad spiritual yang luhur  اًنًٍَ
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Ibnu ‘At{aillah, al-Hikam, terj. Muhammad Farid Wajdi, Terjemahan al-Hikam syekh Ibnu 
‘At{aillah al-Sakandari, Syarah Syekh Abdul Majid as-Syarnubi, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2022). 
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  Sedangkan yang dilarang oleh Syekh Ibnu ‘At{aillah adalah tajrid dzahir  

tanpa tajird batin sebab itu merupakan bentuk kebohongan atau termaksud pada 

syahwat yang samar, yakni fisik yang bermalas-malas kemudian ber-alibi hendak 

zuhud dan khalwat sedang hatinya masih dipenuhi oleh bayang-bayang dunia dan 

dorongan syahwat, padahal Allah masih menginginkan dia untuk berusaha (maqam 

asbab), kondisinya masih dituntut untuk bekerja di dunia.
23

 

 Terlebih lagi dalam kehidupan modern saat ini bahwa taraf kehidupan semakin 

tinggi, sehingga tuntutan zaman mengharuskan untuk semakin terus melakukan 

ikhtiyar dan berbagai inovasi menjadi sebab untuk bertahan hidup dan menghidupi 

keluarga, kondisi yang diharuskan untuk terus melakukan pergerakan dan mengikuti 

perkembangan zaman selama hal itu tidak bertentangan oleh syariat islam dan 

perkara aqidah.
24

 

   Justru seorang yang mau berpaling atau lari dari tanggung jawab bekerja itu 

sangatlah berlawanan dari islam dan jauh dari maksud Syekh Ibnu ‘At{aillah. Hal ini 

termaksud sifat egois, meninggalkan segala tuntutan dan kewajiban karena terlalu 

berambisi menggapai maqam tajrid, beribadah melulu sedang kewajiban menafkahi 

anak dan istri belum terpenuhi. 

  Syekh Muhammad Said Ramdhan al-But{i dalam syarahnya memberikan 

teguran bahwa ‚Anda tidak hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk keluarga. 

Yang mengontrol perilaku keagamaan anda adalah ukuran syariat. Syariat 

memerintahkan memberikan kehidupan yang sejahtera untuk diri anda dan keluarga 
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192 
 

 
 

sesuai kemampuan anda.‛  bersikap zuhud tidak harus mengabaikan semua itu, sebab 

yang dilarang oleh Allah bukan bekerja untuk kebutuhan dunia akan tetapi yang 

dilarang hanya saja dunia itu sudah hinggap di dalam hati. kesalahan yang sangat 

fatal ketika ketaatan dan ibadah kepada Allah hanya dipahami sebatas amal ibadah, 

padahal setiap amal soleh adalah ibadah, menafkahi keluarga adalah ibadah, bekerja 

untuk bertahan hidup adalah ibadah dan bergaul dengan masyarakat adalah ibadah. 

 kesalahpahaman yang besar memahami bahwa zuhud adalah meninggalkan 

segala yang berkaitan dengan dunia, meninggalkan istri dan anak, meninggalkan 

kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, dan lain-lain padahal zuhud tidaklah 

harus melalui tajrid asbab, akan tetapi zuhud atau khalwat hanya berkaitan tajrid 

batiniah yakni konteks menjaga hati. Meninggalkan segala hal yang dapat 

menjauhkan hati kepada Allah, tanpa harus mengasingkan diri di tengah-tengah 

hutan. 

 Sebelumnya telah dijelaskan bahwa makna zuhud menurut Syekh Ibnu 

‘At{aillah adalah menjauhkan hati dari segala sesuatu yang sifatnya berlebih-lebihan, 

seperti makan berlebihan, berpakaian yang berlebihan dll yang mempengaruhi 

kualitas ibadah, kemudian meninggalkan sesuatu dan sifat-sifat yang menjadi hijab 

di hadapan Allah seperti bersikap tadbir, sifat tamak dll. dan tidak sedikitpun Syekh 

Ibnu ‘At{aillah beranggapan untuk menjauhi dunia secara keseluruhan. 

 Sebagaimana percakapan antara Syekh Ibnu ‘At{aillah dengan gurunya yakni 

Syekh Abu Abbas al-Mursi, saat itu Syekh Ibnu ‘At{aillah berniat ingin 

meninggalkan asbab, bersifat zuhud terhadap dunia agar ia bisa fokus berkhalwat, 

terus beribadah dan memfokuskan waktu dan pikirannya untuk ibadah melulu, maka 

saat itu Syekh Abu Abbas al-Mursi memberikan teguran bahwa tidak seperti itu 
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semestinya, hendaklah tetap berada ditempat maqam mana Allah kehendaki. Berikut 

percakapan keduanya dan penjelasan Syekh Ibnu ‘At{aillah:  

Suatu kali aku menemui Syekh (Abu Abbas al-Mursi), sementara aku punya 
keinginan untuk meninggalkan asbab (usaha), dan mengabdikan seluruh 
waktuku untuk beribadah, tidak disibukkan dengan ilmu lahir (berkhalwat). 
Aku mengatakan kepadanya. ‚Hanya inilah cara untuk sampai kepada Allah.‛ 
Namun, tanpa merespons ucapanku ia bercerita, ‚Aku punya seorang kawan 
di kota Qus. Namanya Ibn Nasyi ia seorang Syekh yang juga berprofesi 
sebagai wakil hakim. ia merasa telah mendapatkan ilmu hakikat melalui 
diriku sehingga ia berkata, ‚Syekh, bolehkah aku meninggalkan pekerjaanku 
agar bisa terus menyertaimu?‛ Kukatakan kepadanya, ‚Bukan begitu 
caranya. Tetaplah dalam posisi yang Allah berikan kepadamu. Bagian 
untukmu yang Allah berikan lewat diriku pasti akan sampai kepadamu. Itulah 
ahwal kaum shiddiqin. Mereka keluar dari sesuatu ketika Allah swt. sendiri 
yang mengeluarkan mere-ka.‛  Mendengar kisah itu, aku segera beranjak dari 
hadapannya. Allah telah membersihkan lintasan pikiran itu dari hatiku 
seperti kutinggalkan sehelai pakaian. Dan aku pun rela dengan kedudukan 
yang Allah berikan kepadaku.

25
 

  Syekh Abu Abbas mengetahui lintasan pikiran yang menghantui pikiran 

Syekh Ibnu ‘At{aillah, beliau mengajarkan untuk mensyukuri dan menjalani di 

maqam mana Allah tempatkan sebab itu merupakan salah satu bentuk amanah dari 

Allah, tidak perlu terburu-burut sampai pada maqam tertentu sebab Allah sendirilah 

yang memindahkan hamba-Nya dari satu maqam ke maqam yang lainnya, tanpa 

sekalipun diminta. Jika Allah menempatkan pada maqam asbab maka itu satu 

kewajiban dan amanah dari-Nya maka tetaplah berada di posisi itu dan memenuhi 

kewajiban untuk bekerja.  

 Syekh Abu Abbas al-Mursi dan Syekh Ibnu ‘At{aillah tidak membenarkan 

seorang murid terburu-buru atau berambisi untuk  berada di pucuk maqam. Kedua 

Syekh tidak menyuruh jauh dari dunia, seorang arif pernah mengatakan ‚biarkanlah 
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dunia itu berada di atas tangan tapi jangan simpan dunia itu di dalam hati, ketika 

perahu itu di atas air, maka itu adalah kewajaran namun ketika air sudah masuk ke 

dalam perahu maka itu sebagai bentuk musibah‛. 

4.  Perintah  Ikhtiyar di Kehidupan Modern dan Maksud Larangan ber-Tadbir  

  Sesungguhnya prinsip tawakal dan larangan untuk ber-tadbir menurut Syekh 

Ibnu ‘At{aillah tidaklah bertentangan dengan keharusan untuk ikhtiyar atau 

melakukan rangkaian asbab agar Allah mendatangkan rezeki,
26

 larangan untuk ber-

tadbir tidak bermaksud larangan untuk melakukan asbab, karena tadbir yang 

terlarang hanyalah terkait prasangka hati, yakni sikap hati dan pikiran yang terlalu 

memikirkan sesuatu yang belum terjadi sehingga mempengaruhi kualitas iman, 

seperti keyakinan bila tidak melakukan ini dan itu maka rezekinya tidak akan 

terpenuhi.
27

 

 Melakukan ikhtiyar atau asbab adalah bab perkara fisik sedangkan tawakal 

adalah bab  perkara hati, demikian pula tadbir  yang dilarang hakekatnya berbicara 

terkait bab hati atau aktifitas hati, pikiran dan akal. Yakni lintasan atau prasangka 

pikiran seperti berbicara dalam hati bahwa dirinya telah melakukan rangkaian usaha 

sehingga mengharapkan keuntungan timbal balik dengan bergantung pada amal 

usahanya, mengatur-atur esoknya dia ingin dapat ini dan itu dengan, sehingga pada 

titik ini ketika terjadi kegagalan membuat hati pelaku akan menjadi lelah, lesu dan 

sedih.
28
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   kuncinya adalah persoalan hati,  karena itu Syekh Ibnu ‘At{aillah katakan 

dalam satu satu pasal a-Hikamnya. ( ًأىرحًٍ نػىفٍسىكى مًنى التهدٍبًيٍر) ‚Istirahatkan hatimu/jiwamu 

dari Tadbir‛ tidak mengatakan ‚Istirahatkan tubuhmu dari tadbir‛. Artinya Syekh 

Ibnu ‘At{aillah tidak sama sekali mengajarkan bermalas-malasan. Ber-tadbir 

terlarang adalah tadirbir-nya hati bukan fisik.
29

 

  Pasrah secara total di sini adalah hati, yang mengantungkan hasil dari usaha 

fisik kepada Allah, dalam artian fisik tetap melakukan usaha mencari rezeki. Seperti 

tawakalnya seekor burung yang terbang dari sarangnya mencari rezeki di pagi hari 

dalam keadaan perut yang kosong, kemudian ia kembali ke sarangnya di sore harinya 

dalam keadaan perut  yang sudah terisi serta anak-anaknya sudah dalam keadaan 

kenyang. Seekor burung tidak sedikitpun ragu pada saat hendak berangkat terbang 

mencari makan, karena dia tahu bahwa tidak perlu ikut campur apa yang menjadi 

urusan Allah, sebab tugasnya hanyalah melakukan ikhtiyar. 

 Menurut syekh Ibnu ‘At{aillah bahkan Rasulullah saw penghulu para Nabi 

melarang umatnya untuk bermalas-malasan dan menyeru untuk mencari rezeki yang 

halal, secara syariat adalah wajib bagi setiap muslim, bertawakal-lah dengan mencari 

rezeki yang halal dan baik, serta dengan cara yang halal dan baik pula, lalu Syekh 

menukil sebuah hadis. 

لان طىيبًٌنا اىيػُّهىاالنهاسي كيليوٍامِهافًِ الٍْىرٍضً حىلاى  يَى
Artinya:  

Wahai sekalian umat manusia makan olehmu sebagian rezeki yang ada dimuka 
bumi yang halal dan baik.

30
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  Syekh Ibnu ‘At{aillah kemudian menjelaskan beberapa hikmah-hikmah yang 

terkandung dalam perintah untuk melakukan iktiyar mencari rezeki. Yang Pertama: 

bahwa Allah swt mengetahui bahwa hati manusia itu lemah (d}aif), terkadang 

maqam-nya belum sampai pada sikap seorang arif, sehingga Allah memperkenankan 

hamba-Nya untuk berusaha agar hati hambanya menjadi kokoh, hingga dapat 

dipahami anjuran untuk ikhtiyar merupakan karunia dari Allah.
31

 

  Perintah ikhtiyar sejatinya bertujuan memperkokoh hati, bukan sebaliknya 

mala membuat hati menjadi lemah dan suka mengeluh. Jika perintah ikhtiyar 

dipahami dan diyakini sebagai karuniah dari Allah maka konsekuensinyapun harus 

menyakini bahwa perintah tersebut demi kemaslahatan hambah-Nya sendiri. Sikap 

tekun, giat bekerja akan membentuk kepribadian yang lebih kuat menghadapi 

berbagai macam problematika kehidupan modern saat ini, ketimbang sikap orang-

orang yang bermalas-malasan.  

  Hikmah yang Kedua: bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan untuk 

ikhtiyar agar hamba-Nya dapat menjaga kehormatannya sebagai manusia yang 

bermartabat dari perbuatan meminta-minta kepada orang lain (mengemis) dengan 

cara berkerja secara mandiri. Dengan hal itu dapat menjaga iman dan tauhid dalam 

hatinya untuk tidak bergantung dan meminta selain kepada Allah. Tapi berbeda 

dengan kasus ketika seseorang memberikan upah dari hasil kerja orang lain, 

sejatinya itu bukan mengemis akan tetapi itu hasil dari timbal balik keuntungan.
32

  

  Pandangan Syekh Ibnu ‘At{aillah di sini dapat diahami bahwa ajaran 

tasawufnya sama sekali tidak mengabaikan harkat martabat seorang hamba. 
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Penghambaan dihadapan Allah tidak berarti kerendahan harga diri dihadapan sesama 

makhluk. Satu-satunya tempat merendahkan diri hanya dihadapan Allah., hal ini 

dapat dilihat dari larangan Syekh Ibnu ‘At{aillah untuk mengemis kepada sesama 

manusia, sebab mengemis sebagai wujud merendahkan diri sendiri. 

 Terlebih lagi dalam kehidupan modern bahwa taraf kehidupan semakin 

kompleks, sehingga tidak jarang di antara sesama manusia saling merendahkan 

antara sesamanya demi tercapainya ambisinya sendiri, sehingga mengabaikan aspek 

kemanusiaan.  

 Taraf kehidupan yang semakin kompleks inipun berdampak pada mentalitas 

manusia, tidak jarang ditemukan seorang relah merendahkan dirinya sendiri 

dihadapan sesama manusia bahkan menggadaikan agamanya sendiri demi memenuhi 

kepentingan duniawi, karena itu Syekh Ibnu ‘At{aillah memberikan ketegasan untuk 

berikhtiyar mencari asbab datangnya rezeki yang halal dan dengan cara yang halal 

pula. 

 Namun perintah ikhtiyar tidak semata-mata untuk tujuan duniawi saja dengan 

mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya akan tetapi tujuannya untuk kepentingan 

akhirat, dalam artian harta dunia sebatas wasilah untuk kepentingan yang bersifat 

ukhrawi, selain itu ikhtiyar untuk memperkokoh prinsip tauhid yakni menghidarkan 

diri meminta selain kepada Allah.  

  Hikmah ketiga: kesibukan dalam berkerja akan mengalihkan atau 

menghindarkan diri dari mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan karena waktu dan 

pikirannya hanya akan fokus pada pekerjaannya. Jika melihat orang-orang di waktu 

senggang  atau libur maka kebanyakan yang nampak orang-orang yang terjerumus 

pada kegiatan-kegiatan kemaksiatan, menenggelamkan dirinya pada perbuatan 
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sinah, mabuk-mabukan hanya karena merasa jenuh, tak pandai menggunakan waktu 

senggangnya, namun berbeda ketika waktu dan energi itu di habiskan untuk 

melakukan iktiyar mencari rezeki yang halal dan ibadah-ibadah lainnya, maka 

pikiran dan hati hanya memikirkan tentang Allah dan akhirat.
33

 

  Maka tepatlah bila dipahami bahwa bekerja dan berusaha adalah rahmat dari 

Allah, sebab dengan itu Allah menjadikan pekerjaan dan usaha sebagai wasilah 

menghidarkan dan mengalihkan hambanya dari dosa-dosa dan maksiat. Dari 

penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tanda-tanda dari pekerjaan dan usaha yang 

dirahmati oleh Allah adalah pekerjaan yang dapat mengalihkan diri dari perbuatan 

maksiat dan dari rezeki-rezeki yang haram dan subhat. Sebab salah satu maqas{id 

(hikmah, tujuan, maksud-maksud) di syariatkannya ikhtiyar adalah agar terhindari 

dari perkara-perkara yang haram. 

  Hikmah keempat: Seorang yang bekerja akan mendapatkan keberkahan 

selama setiap pekerjaan dan kegiatan itu diniatkan karena Allah, sehingga setiap 

yang dikerjakannya akan bernilai ibadah. Seorang hamba pun dengan upah pekerjaan 

yang didapatkan dapat melangsungkan hidupnya dan dengan upah tersebut ia 

gunakan untuk beribadah kepada Allah, seperti digunakan untuk makan sehingga ia 

punya stamina untuk sholat maupun bentuk ibadah yang lainnya. Keberkahan usaha 

dan pekerjaan juga dapat dilihat berapa banyak yang ia sisihkan untuk membantu 

ahli ibadah dan sarana-sarana peribadatan dan ketaatan orang lain kepada Allah.
34

 

  Seorang hamba yang ingin menjadi ahli ibadah menurut Syekh haruslah tetap 

bekerja dan mengikuti segala tuntutan zaman di mana ia hidup, sebab segala prasana 
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untuk mentaati Allah mesti terwujud melalui rangkaian asbab. Menurut Syekh Ibnu 

‘At{aillah, Allah tetap menuntut hamba-Nya melewati rangkaian asbab agar seorang 

hamba membentuk karakternya sebagai karakter yang tekun dan rajin, dengan itu 

semua keberkahan yang ia dapatkan melalui apa yang dia usahakan. 

  Keberkahan hidup tidak selamanya didapatkan melalui ibadah melulu, seakan 

tak lagi membutuhkan dunia, padahal Allah masih menempatkan pada posisi yang 

diharuskan untuk usaha. Namun keberkahan dan rahmat Allah menurut Syekh bisa 

saja didapatkan dari usaha-usaha bekerja yang di niatkan semata-mata untuk-Nya. 

  Pandangan Syekh Ibnu ‘At{aillah ini menjawab serangan-serangan yang 

sering dimuntahkan oleh kaum-kaum orientalis di era modern, bahwa islam 

mistisisme dianggap ketinggalan karena dogma-dogmanya yang mengajarkan ibadah 

melulu tanpa mengikuti perkembangan zaman. padahal menurut Syekh seorang 

pengamal tasawuf yang sejati bukanlah orang yang meninggalkan aspek sosial secara 

utuh, sebab ada maqam di mana Allah masih menuntut memenuhi kebutuhan 

duniawi, sebagaimana Syekh semasa hidupnya tidak memisahkan diri dari 

kepentingan sosial di mana ia mengajar. 

  Hikmah yang Kelima: dengan melakukan ikhtiyar mencari rezeki menjadi 

wasilah terjalin kebersamaan dan kerjasama dengan sesama manusia dan mukmin, 

dengan itu seorang mukmin dapat mengenali satu sama lain. Kemudian Syekh Ibnu 

‘At{aillah menukil firman Allah dalam Q. S. Al-Hujuaraat/49: 10. 

                            

Terjemahny:  
orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

35
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  Dengan kerja menjadikan seorang dapat bertemu dengan berbagai banyak 

orang dan karakter berbeda-beda sehingga dapat salin kenal dan mengenal, saling 

menghargai, menghormati dan mengasihi antara sesama manusia, lebih khusus 

sesama mukmin walau dalam perbedaan, kebiasaan bertemu banyak orang di dalam 

pekerjaan dapat membentuk karakter dalam menerima dan memahami perbedaan.
36

 

 Sebagaimana telah diterangkan dalam sejarah biografi Syekh Ibnu ‘At{aillah 

bahwa beliau bukanlah seorang ulama yang bersifat ekslusif, bahkan beliau dikenal 

sebagai ulama sufi yang sangat sosialis, karena itu tidak mengherankan beliau 

memiliki banyak murid hingga mencapai ratusan murid, beliau pun dikenal seorang 

pendidik yang gemar bermusafir menyebarkan ilmunya, semisal beliau senang 

bermusafir dari Iskandar ke Kairo hingga muridnya banyak tersebar di wilayah 

mesir, berdasarkan hal itu beliau dikenal ulama yang banyak berinteraksi secara 

langsung dengang banyak orang, ulama yang banyak dicintai oleh masyatakat 

umum. 

Hal ini berkorelasi dengan tuntutan kehidupan di era modern, di mana 

interaksi sesama manusia semakin meluas seiring dengan kemajuan teknologi. 

Menurut analisis peneliti Syekh mengajarkan untuk ikhtiyar berkerja dan usaha 

dengan rujuan memperluas relasi antara sesama manusia agar tidak tertinggal 

dengan kemajuan zaman, selama tidak melewati rambu-rambu yang telah di 

tetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan selama hati tetap istiqamah menghadap 

kepada Allah. 
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BAB  V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

  Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitina, maka yang dapat 

peneliti rumuskan sesuai tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 

1.   Konsep qalbu menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah bahwa hati seperti pohon perlu 

sering disiram dengan air bersih dan jernih agar tetap subur dan 

menghasilkan buah-buahan yang segar dan bermnafaat. qalbu harus selalu 

basah dan disiram dengan air ketaatan agar menghasilkan buah bagi anggota 

tubuh yang lain, seperti tangan yang gemar sedekah, lidah yang sering 

berdzikir.  Qalbu mesti dibasahai dengan air mata karena rasa takut dan 

tobat, hati mesti dijaga dari syahwat sebagaimana menjaga pohon dan ladang 

dari bahayanya hama. Syahwat bagi hati laksna hawa bagi pohon yang dapat 

merusak kesuburannya, namun yang dimakusd oleh Syekh Ibnu ‘At{aillah di 

sini adalah Syhawat yang tidak ditemaptkan pada tempat dan porsinya, yang 

dapat menjauhkan diri dari Allah. 

Selain itu Syekh Ibnu ‘At{aillah mengibaratkan hati laksana cermin, secara 

fitrah adalah suci dan bening, sifatnya menyerap cahaya dan memantulkan 

cahaya, namun syahwat dan nafsu bagi hati diibratkan seperi debu-debu dan 

noda hitam yang menempel pada cermin yang menghalangi cahaya terserap 

dan memantulkan cahaya. Maka jika menghendaki qalbu yang bening dan 

jernih serta selalu memberikan manfaat bagi pemiliknya maka jagalah qalbu 
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dari syahwat dan hawa nafsu. Pemilik qalbu yang fasik tak ubahnya seperti 

cermin pemilik lelaki tua renta yang tak lagi punya perhatian 

membersihkannya, namun hati bagi orang-orang beriman tak ubahnya seperti 

cermin milik pengantin baru yang setiap hari ia bersihkan dan gunakan 

dengan bijak. 

2.  Manajemen Qalbu Syekh Ibnu ‘At{aillah menggunakan prinsip tazkiyatun 

Nufs  yaitu Takhalli, Tah}alli , dan Tajalli, bahwa menurut Syekh Ibnu 

‘At{aillah cara dan tahapan terdekat jalan menuju Allah adalah 

penyempurnaan jiwa dengan cara pertama pembersihan hati dengan adab 

luhur yakni melepas jiwa dari perbudakan hawa nafsu (Takhalli), yakni 

dengan taubat, memperbanyak dzikir, senantiasa menjaga lisan atau diam, 

menyepih (uzlah), serta menghindar dari majelis-majelis kemaksiatan. kedua 

menghiasi jiwa dengan akhlak yang mulia (Tah}alli ), yakni sifat zuhud, sabar, 

syukur, khauf (takut), raja’ (Harap), ridha, tawakkal, mahabbah (cinta) 

dengan  hingga sampai akhirnya yang nampak adalah hadirnya sifat-sifat 

atau akhlak Allah dalam diri seorang hamba (Tajalli). Ketika makrit kepada-

Nya berupa warid tersingkap di dalam hati soerang hamba. 

3. Relevansi Manajemen Qalbu Syekh Ibnu ‘At{aillah terhadap kehidupan modern 

yang pertama merujuk pada fungsi dan perannya terhadap hiruk pikuk 

kehidupan modern yang semakin merosoknya kepekaan spritual dan 

kepekaan lingkungan akibat hegemoni barat dan modernitas, relevansi yang 

kedua merujuk pada paradigma dan implementasi, bahwa tuntutan kehidupan 

modern mendorong seorang muslim untuk selalu berusaha dan mengikuti 

perkembangan zaman yang ada, selama tidak melewati rambu-rambu agama. 
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Pandangan ini sama dengan apa yang diajarkan oleh Syekh Ibnu ‘At{aillah, 

walaupun orientasi tasawufnya menitik beratkan kepasrahan total pada 

Allah, namun ia tetap menekankan dalam pengamalan tasawuf seorang tidak 

dibenarkan meninggalkan dunia seutuhnya dan bermalas-malasan dengan 

alasan tawakkal, sebab tawakkal (pasrah) merupakan bahasa qalbu bukan 

bahasa tubuh, sebaliknya sedangkan iktiyar (berusaha) adalah bahasa tubuh 

bukan bahasa qalbu. Dalam artian qalbu tidak perlu sibuk mengurusi urusan 

rezeki sebab tugasnya hanya berserah diri dan taat kepada Allah, sedang yang 

melakukan usaha di sini adalah tubuh fisik sebagaimana perintah untuk selalu 

berusaha. 

B. Implikasi Penelitian  

  Berdasarkan penjelasan Manajemen Qalbu Syekh Ibnu ‘At{aillah yang telah 

diterangkan di atas maka adapun beberapa implikasi dalam penulisan ini, sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa sangat penting untuk selalu 

membina qalbu atau manajemen qalbu agar tidak ikut serta dalam arus 

kemaksiatan di kehidapan modern yang mana pintu kemaksiatan semakin 

terbuka lebar.  

2. Manajemen Qalbu dalam penelitian ini mengajarkan bahwa ajaran tasawuf 

bukanlah ajaran yang mengajarkan sifat ekslusif atau tertutup dengan dunia 

luar atau tidak terlibat dalam kegiatan sosial dengan dali menjaga kesucian 

hati. akan tetapi menurut Syekh Ibnu ‘At{aillah biarlah tubuh lahiriah tetap 

bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat, namun hati tetap terjaga dan 

selau condong dan mengingat Allah. seperti bersikap zuhud atau uzlah bukan 
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berarti meninggalkan dunia seutuhnya atau mengasingkan diri sampai 

berbulan-bulan, akan tetapi yang dikehendaki Syekh Ibnu ‘At{aillah yakni 

hati yang tidak tergiur dengan duniawi yang berlebih-lebihan, dunia yang 

diletakkan di atas tangan namun tidak di dalam hati. 

3. Penelitian ini memberikan pemahaman bagi pembaca bahwa sikap zuhud, 

tawakkal dan ajaran tasawuf lainnya bukanlah ajaran yang mengajarkan 

untuk bermalas-malasan tanpa melakukan perkerjaan dan pergerakan 

mengikuti zaman, akan tetapi ajaran tasawu mengurusi hati manusia yang 

hidup di perkembangan dan kemajuan teknologi. 

4. Penelitian ini menggunakan bahasa yang sederhana bertujuan agar bisa 

dibaca dan dipahami untuk berbagai kalangan masyarakat, tidak hanya 

diperuntuhkan untuk kalangan akademis namun untuk dibaca di khalayak 

umum sehingga menjadi konsumsi masyarakat secara luas. 
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