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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 
 

£a 

 

£ 

 

es (dengan titik di atas) 

 ج 
 

jim j 

 

je 

 ح 
 

¥a 

 

¥ 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 
 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 د 
 

dal 

 

d 

 

de 

 ذ 
 

©al 

 

© 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 
 

ra 

 

r 

 

er 

 ز 
 

zai 

 

z 

 

zet 

 س 
 

sin 

 

s 

 

es 

 ش 
 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 ص 
 

¡ad 

 

¡ 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 
 

«ad 

 

« 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط 
 

¯a 

 

¯ 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 
 

§a 

 

§ 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 ع 
 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 غ 
 

gain 

 

g 

 

ge 

 ف 
 

fa 

 

f 

 

ef 

 ق 
 

qaf 

 

q 

 

qi 

 ك 
 

kaf 

 

k 

 

ka 

 ل 
 

lam 

 

l 

 

el 

 م 
 

mim 

 

m 

 

em 

 ن 
 

nun 

 

n 

 

en 

 و 
 

wau 

 

w 

 

we 

 هـ 
 

ha 

 

h 

 

ha 

 ء 
 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 ى 
 

ya 

 

y 

 

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka hamzah 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  

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fat¥ah 

 

a a  َا 

kasrah 

 

i i  ِا 

«ammah 

 

u u  ُا 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fat¥ah  dan ya’ ai a dan i 
 ـىَْ 

fat¥ah dan wau au a dan u  َْـو 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh: 

 m±ta :  مـاَتَ 

 ±ram :  رَمَـى

 q³la :  قـِيْـلَ  

 yamtu : يـَمـوُْتُ 

4. Ta’ marb¯ah 

Transliterasi untuk ta’ marb¯ah ada dua, yaitu: ta’ marb¯ah yang hidup 

atau mendapat harakat fat¥ah, kasrah, dan «ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta’ marb¯ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marb¯ah diikuti oleh kata yang 

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

marb¯ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rau«ah al-a¯f±l :    رَوْضَـةُ  الأَطْفَالِ 

◌ُ  الَـْمَـدِيـْنـَةُ  الَـْفـاَضِــلَة  : al-mad³nah al-f±«ilah 

◌ُ  الَْـحِـكْـمَــة     : al-¥ikmah 

5. Syaddah (Tasyd³d) 

Syaddah atau tasyd³d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasyd³d ( ــّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Nama Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

fat¥ah  dan alif atau 

ya>’ 

 ...َ  ا | ...َ  ى

«ammah dan wau ــُـو 

± 

 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya’ ³ i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ــِـــى



xi 

 

Contoh: 

 ±rabban :   ربَـّـَناَ 

 ±najjain :  نـَجّـيَْــناَ 

◌ُ  الَــْحَـقّ    : al-¥aqq 

 nu“ima :   نُـعّــِمَ 

 aduwwun‘ :   عَـدُوٌّ 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ³. 

Contoh: 

 Al³ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  عَـلـِىٌّ 

 Arab³ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :  عَـربَــِىُّ 

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: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  الَشَّـمْـسُ 

◌ُ  الَزَّلــْزلَــَة   : al-zalzalah (az-zalzalah) 

◌ُ  ـلْسَـفَةالَــْفَ   : al-falsafah 

 al-bil±du :  الَــْبـــِلاَدُ 

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’murna :   تـأَْمُـرُوْنَ 

 ‘al-nau :  الَــنَّـوْعُ 

 syai’un :   شَـيْءٌ 

 umirtu :   أمُِـرْتُ 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim 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’±n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

F³ ¨il±l al-Qur’±n 

Al-Sunnah qabl al-tadw³n 

9. Laf© al-Jal±lah (االله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mu«±f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

   bill±h باِاللهِ   d³null±h دِيـنُْ االلهِ 

Adapun ta’ marb¯ah di akhir kata yang disandarkan kepada laf© al-jal±lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مْ فيِْ رَحـــْمَةِ االلهِ ـهُ      hum f³ ra¥matill±h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 

diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
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Contoh: 

Wa m± Mu¥ammadun ill± rasl 

Inna awwala baitin wu«i‘a linn±si lalla©³ bi Bakkata mub±rakan 

Syahru Rama«±n al-lalla©³ unzila f³h al-Qur’±n 

Na¡³r al-D³n al-°s³ 

Ab Na¡r al-Far±b³ 

Al-Gaz±l³ 

Al-Munqiz\ min al-¬al±l 

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

(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. = sub¥±nah wa ta‘±l±  

saw. = ¡allall±hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sal±m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS ²li ‘Imr±n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

 

Ab al-Wal³d Mu¥ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Ab al-Wal³d 
Mu¥ammad (bukan: Rusyd, Ab al-Wal³d Mu¥ammad Ibnu) 

Na¡r ¦±mid Ab Zaid, ditulis menjadi: Ab Zaid, Na¡r ¦±mid (bukan: Zaid, 
Na¡r ¦am³d Ab) 
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A B S T R A K 

 
Nama : Muhammad Said 
Nim  : 800100307039 
Judul Disertasi :  Penafsiran Sufistik al-Gaz±l³ dalam Kitab I¥y± 

‘Ulm al-D³n 

 

Disertasi ini membahas tentang penafsiran sufistik al-Gaz±l³ dalam 
karyanya yang berjudul I¥y± ‘Ulm al-D³n. Penafsiran sufistik tersebut  
menggunakan potensi intuitif untuk menyingkap isyarat-isyarat makna batin 
Alquran. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah penafsiran sufistik al-Gaz±l³ 
dalam kitab I¥y± ‘Ulm al-D³n, yang kemudian diformulasikan dalam beberapa 
sub pembahasan yaitu; bagaimana pemikiran al-Gaz±l³ tentang tafsir dan 
tasawuf? Bagaimana epistemologi dan aplikasi penafsiran sufistik al-Gaz±l³ dalam 
kitab I¥y± ‘Ulm al-D³n, serta relevansinya dengan konteks masyarakat modern? 

Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat eksploratif dengan 
menggunakan data deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah 
multidisipliner berupa pendekatan sufistik, filosofis, eksegesis, dan teologis 
normatif. Metode pengumpulan data, menggunakan data pustaka dengan 
sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis 
data menggunakan deskriptif analitik yang mengacu kepada analisis filosofis 
yakni ontologis, epistemologis dan aksiologis. Karena penelitian ini adalah 
penelitian tafsir, maka teknik interpretasi yang digunakan adalah teknik 
interpretasi tekstual, komparasi, teleologis dan logis.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa al-Gaz±l³ melihat tafsir sebagai 
kompromi antara makna zahir dan makna batin Alquran (tekstual dan 
kontekstual) melalui sumber tafsir sufi, karena menurutnya tafsir zahir bukanlah 
tujuan final atau akhir dari interpretasi terhadap Alquran. Sedangkan tasawuf 
harus berdiri di atas pondasi ayat-ayat Alquran dan hadis sebagai sumber 
tertinggi melalui tiga hal yaitu ilmu, ta¥all³, dan takhall³. Dengan demikian, 
tasawuf adalah perpaduan ilmu dan amal yang berbuah kesucian hati dan 
akhlak mulia. Epistemologi yang dibangun al-Gaz±l³ adalah epistemologi tafsir 
sufistik. Sumbernya berbasis intuitif, sementara perolehannya harus melalui 
tahapan berupa maq±m dan a¥w±l untuk dapat menangkap isyarat-isyarat 
Ilahiyah dengan potensi intuitif tersebut. Penafsiran yang dibangun al-Gaz±l³ 
adalah corak tafsir sufistik dengan sumber tafsir Alquran dengan Alquran, 
Alquran dengan hadis dan Alquran dengan ijtihad atau pandangan sufi yang 
menekankan aspek makna batin ayat-ayat Alquran. Dilihat dari metode 
penelitian tafsir, lebih pada metode ta¥l³l³ yakni penafsiran yang mengandalkan 
pada arti-arti harfiah, ayat-ayat atau hadis-hadis lain yang mempunyai beberapa 
kata atau pengertian yang sama dengan ayat yang sedang dikaji dalam 
membantu menerangkan makna bagian yang sedang ditafsirkan, sambil 
memperhatikan konteks naskah tanpa memperhatikan topik ayat-ayatnya. Dari 
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sini terlihat bahwa al-Gaz±l³ adalah masuk dalam kategori penganut tafsir sufi 
isy±r³ yang menjadikan potensi intuitif manusia sebagai sumber pengetahuan 
dengan prasarat sulk (maq±m dan a¥w±l sebagai proses perolehan) untuk 
mendapatkan isyarat Ilahiyah.  

Implikasi dari penelitian, diharapkan dapat menjadi sebuah titik awal 
lahirnya penafsiran sufistik, sehingga tidak lagi menjadi kontroversi keilmuan. 
Hal tersebut berangkat dari sebuah asumsi bahwa semua ulama mengakui 
bahwa Alquran tidak hanya memiliki makna zahir, tetapi juga memiliki makna 
batin. Epistemologi penafsiran sufistik telah memiliki landasan teoretis yang 
bersumber dari Alquran dan hadis. Sumber dan perolehannya dapat dijelaskan 
secara sistematis hingga sampai pada sebuah produk tafsir. Namun dalam 
implementasinya, penafsiran sufistik akan mengalami sebuah kesulitan untuk 
menjadi sebuah produk tafsir, karena seseorang harus melakukan zuhud atau 
kontemplasi melalui maq±m- maq±m tasawuf untuk mencapai a¥w±l yaitu suatu 
keadaan hati yang mulai menghilangkan hijab-hijab (kasyf) antara hamba dan 
Tuhan, yaitu suatu keadaan hati yang suci, kemudian melahirkan ilmu ma’r³fah. 
Seorang sufi jika sudah berada pada tataran mukasy³f akan mampu membaca 
simbol-sombol dalam hati yang menjadi isyarat-isyarat Tuhan dalam makna 
batin Alquran. 
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 الملخص
 

  : محمد سعید الإسم

  800100307039:  التسجیل  رقم

 الدين علوم  إحياءب اكت في لغزاليل الصوفي التفسير:  الرسالة  موضوع
 

التفسير الصوفي  .إحياء علوم الدينكتاب   في لغزاليتفسير الصوفي لفي الطروحة الأتبحث هذه 

ا في هذ المشكلة الأساسية  .انفي القر  المعنى الباطنيشارات إعن  كشفللبديهية  طاقةستخدم ي

 وتتفرع هذه المشكلات إلي مشكلاتإحياء علوم الدين، كتاب لغزالي في  ل التفسير الصوفيهو الموضوع 

 التفسير الصوفيتطبيق كيف و  ؟ والتصوف؟ كيف نظرية المعرفةالتفسير فيفكر الغزالي فرعية، وهي: كيف 

 في ا�تمع الحديث ؟  علاقته، و إحياء علوم الدينكتاب لغزالي في  ل

نوع البحوث: يستخدم الكاتب في هذه الدراسة هج المستخدمة في هذه الدراسة ما يلي: انالم

الدراسة هو والمدخل المستعمل في هذه  .البيانات النوعيةبصفة إكتشافية باستخدام طريقة المكتبة 

وطريقة تنظيم المواد  لهية.والإ التفسيرو  الفلسفي مدخل متعدد التخصصات من مدخل الصوفي و

أما أساليب التفسير فهي  التحليل المعرفي والتحليل القيمي وتحليلها باستخدام التحليل الوجودي و

  والتفسير المنطقي.  الغائييرون من التفسير النصي والتفسير المقارن والتفسكتت

عنى المو بين المعنى الباطني  جمعتفسير ال يري أنتشير إلى أن الغزالي لهذه الدراسة  ةجيالنتو 

وعند رأيه أن التفسير الظاهري ليس هدفا �ائيا التفسير الصوفي،  ببحوث(النصي والسياقي)  يظاهر ال

. كمصدر على أساس من الآيات القرآنية والحديثبينما التصوف يجب أن تقف  أو �اية تفسير القران.

عمل التصوف هو مزيج من العلم و . ولذالك أن التخلي ، ووالتحليالعلم، أساسي بثلاثة أشياء: 

المستندة إلى  معرفة التفسير الصوفيي نظرية الغزالي ه عندنظرية المعرفة  لأخلاق المحمودة.وا الصالحات

 كشفلتكون قادرة على  ليها أن يتدرج في المقامات والأحوال الحصول ع في حين أن مصدر بديهي،

تفسير من مصدر الصوفي التفسير الغزالي  التي بناها تفسيرالطريقة . و الإشارات الإلهية مع احتمال بديهية

آيات من التي تؤكد المعنى الباطني  نظرة الصوفيجتهاد أو الإبالقرآن و لحديث باالقرآن، القرآن بالقرآن 

تعني التفسير الذي يعتمد علي  ى. بالنظر إلي طريقة بحث التفسير تستميل إلي طريقة التحليلالقرآن

لأيات المدروسة المساعدة عاني الحرفية من الحديث والأيات القرانية التي لها كلمات أو معان مساوية باالم

ة بموضوع الأيات. ومن هنا نية تقام بالتفسير. والإهتمام بسياق النص دون مبالاآعلي شرح المعاني القر 

كمصدر المعرفة بشرط بشرية   بديهية طاقةلتفسير الصوفي الإشاري الذي يجعل يظهر أن الغزالي من أتباع ا

  لحصول علي الإشارة الإلهية.لالقيام بالسلوك 
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الغزالي تكون بناها  بحث في طريقة التفسير التيالتضمين (المعني المتضمن) �ذه الرسالة التي ت

إنطلاق لوجود التفسير الصوفي المنظم حتي لا يكون مخالفة علمية. وهذا ينطلق من إفتراض أن  نقطة

ولذالك . أيضا المعنى الباطنيجميع العلماء يعترفون بأن القرآن الكريم ليس له معنا ظاهرا فقط وإنما لديه 

صدر والحصول عليه التفسير الصوفي يتمتع بأساس النظرية الذي يصدر من القرآن والحديث. الم فإن

أن تطبيق التفسير الصوفي صعب لأن  ولوإنتاج التفسير  الي يصل يمكن توضيحه توصيحا منظما حتي

الشخص يجب عليه القيام بالزهد (المقامات والأحوال) وهي حالة القلب التي بدأت تقضي علي 

عرفة. إن الصوفي عند ذالك القلب علم الم الحجاب بين االله وعبده وهي حالة القلب النقي ثم أنشأ

التي تصبح إشارات االله في يقرأ الأشارات الموجودة في القلب ن مايكون في حالة المكاشفة يستطيع أ

  المعني الباطني من القرآن.
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Nim : 800100307039 

Dissertation Title : Sufic Interpretation of al-Gaz±l³ in the Book I¥y± ‘Ulm al-D³n 

 

 

This dissertation discusses the interpretation of Sufic al-Gaz±l³ in his work 

entitled I¥y± ‘Ulm al-D³n. The Sufic interpretation uses intuitive potential to 

capture the inner meaning cues Qur'an. The main issue in this study is the 

interpretation of the Sufic al-Gaz±l³ in the book I¥y± ‘Ulm al-D³n, are then 

formulated into several sub discussions, namely: how the thought of al-Gaz±l³ on 

interpretation and mysticism? how epistemology and interpretation applications 

Sufic al-Gaz±l³ in the book I¥y± 'Ulm al-D³n, and relevance to the context of 

modern society ?  

The methodology which was used in this research: the type of literature 

that is exploratory research using qualitative descriptive data. The approaches 

which was used are multi-disciplinary approach to Sufic, philosophical, 

exegetical, theological and normative. Data collection method, uses primary and 

secondary data sources. While processing techniques and data analysis used 

descriptive analytic philosophical analysis refers to the ontological, 

epistemological and axiological. Because this is interpretation research, the 

interpretation technique used is the technique of inter-textual interpretation, 

comparison, logical and teleological. 

These results indicate that al-Gaz±l³ saw the interpretation as a 

compromise between the meaning of exoteric inner meaning (esoteric) Qur'an 

(textual and contextual) through Sufic interpretation source, because of based on 

the exoteric interpretation. It is not the final goal or the end of the interpretation 

of the Qur'an. While Sufism must stand on the foundation of the Quranic verses 

and Hadith as the ultimate source through three things: knowledge, ta¥all³, dan 

takhall³. Thus, Sufism is a blend of science and fruitful charity purity of heart and 

noble character. Epistemology built by al-Gaz±l³ is epistemology of Sufic 

interpretation. Source based intuitive, while the acquisition to go through the 

stages form a maq±m and a¥w±l to capture divine cues with the intuitive 

potential. Method of interpretation that are built by al-Gaz±l³ is the source of 

Sufic style interpretation with the Qur'an commentary, the Hadith and Qur'an by 

ijtihad or Sufic view that emphasizes aspects of esoteric meaning of Quranic 

verses. Judging from the research methods interpretation, over the method ta¥l³l³ 
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the interpretation that relies on meaning-the literal sense, tradition or other verses 

that have some words or terms similar to the verse being studied to help 

explaining the meaning of the passage being interpreted, while attention to the 

context of the text regardless of the topic of the verses. Here shows that al-Gaz±l³ 

is categorized as adherent interpretation of Sufi isy±r³ which makes the potential 

of intuitive humans as a source of knowledge with prasaratsulk (maq±m dan 

a¥w±las the process of acquisition) to get the cue divine. 

Implication of research on epistemology and method of interpretation 

which was built by al-Gaz±l³, can be a starting point for the birth of the Sufic 

interpretation, so it is no longer a scientific controversy. It departs from an 

assumption that all scholars recognize that the Qur'an does not only have a 

exoteric meaning, but also has an inner meaning (esoteric). Sufic interpretation 

epistemology has had a theoretical basis derived from the Qur'an and Hadith. 

Sources and placement can be described systematically to arrive at an 

interpretation of the product. However, implementation Sufic interpretation will 

have a difficult interpretation to be a product, because someone had to do 

ascetic or contemplation through maq±m-maq±m Sufism to achieve a a¥w±l is a 

condition that began to remove hijab heart-hijab (Kasyf) between servant and 

God, which is a state of pure heart, then gave birth to science ma'r³fah. A Sufi if it 

is at the level of muk±syif will be able to read the symbols in the heart symbols 

signs of God in the inner meaning of the Qur'an. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Studi terhadap Alquran dari berbagai dimensi terutama dimensi 

interpretasi akan selalu mengalami perkembangan dan dinamika yang sangat 

signifikan, seiring perkembangan budaya dan peradaban manusia. Setiap 

generasi sejak awal diturunkannya Alquran hingga sekarang, senantiasa 

melahirkan produk dialektika penafsiran Alquran yang memiliki corak dan 

karakteristik yang bebeda-beda. Hal itu terjadi disebabkan oleh perbedaan latar 

belakang kapasitas intelektual seorang mufasir, dan Alquran yang bersifat multi 

dimensional. 

Perkembangan dan corak penafsiran Alquran tersebut, tidak terlepas dari 

perbedaan kecenderungan, motivasi mufasir, perbedaan misi yang diemban, 

perbedaan kedalaman dan ragam ilmu yang dikuasai, perbedaan masa, 

lingkungan serta perbedaan sosio-kultural. Hal tersebut menjadi realitas yang 

mempengaruhi timbulnya berbagai corak penafsiran dan kemudian melahirkan 

metode tafsir yang berbeda-beda pula. 

Munculnya berbagai corak tafsir yang mewarnai perkembangan 

interpretasi terhadap teks-teks Ilahi ini, merupakan konsekuensi logis dalam 

khazanah intelektual Islam, karena adanya diktum yang telah diyakini oleh umat 

Islam bahwa “Alquran itu akan selalu relevan menjawab tantangan zaman di 

setiap masa”. 
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Salah satu di antara corak tafsir yang dikenal dalam penafsiran Alquran 

adalah tafsir yang bercorak sufistik. Corak penafsiran tersebut dalam 

perkembangannya melahirkan ajaran tasawuf atau kerohanian yang 

menekankan kepada kesucian dan kesempurnaan jiwa, hati (qalb) dan moralitas 

dengan konsep takhall³ (membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, zahir maupun 

batin), ta¥all³ (mengisi diri dengan sifat-sifat terpuji yaitu taat secara zahir dan 

taat secara batin), dan tajall³ (memperoleh kenyataan Tuhan) melalui riy±«ah 

secara kontinu, baik melalui ©ikrull±h, kontemplasi maupun amal-amal saleh 

lainnya menuju manusia paripurna (ins±n k±mil).1 Fenomena ini menarik 

perhatian manusia modern yang dianggap telah mengalami kegersangan 

spiritualitas akibat pengaruh materialisme dan sektarianisme sebagai konsekuensi 

dari kehidupan duniawi yang sarat dengan kepentingan pragmatisme. 

Alquran sendiri sebagai kitab suci telah memberi isyarat adanya proses 

penyucian diri dalam Islam dengan bererapa motode tertentu yang disebut 

tarekat. Misalnya Alquran mengindikasikan kemuliaan bagi orang-orang yang 

melakukan penyucian jiwa melalui amal saleh. QS al-Syams/91: 7-9. 

                     

Terjemahnya: 

Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah swt. 
mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. 
Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.2 

                                                 
1Lihat Mustafa Zahri, Ilmu Tasawuf: Kunci Memahami Ilmu Tasawuf (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1983), h. 64-65. 

2Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012), h. 896.   
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Sebagaimana halnya ilmu pengetahuan lainnya, ilmu tafsirpun terus 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari masa Nabi Mu¥ammad 

saw., sampai sekarang. Pada masa Nabi, pemegang otoritas penafsiran Alquran 

adalah Nabi sendiri, segala persoalan yang muncul selalu dihadapkan kepada 

beliau dan diselesaikan pada saat itu. Setelah beliau wafat, otoritas itu beralih 

kepada sahabat, t±bi’³n, kemudian t±bi’ al-t±bi’³n dan generasi sesudahnya yang 

telah memenuhi prasyarat sebagai seorang mufasir.3 

Berdasarkan adanya upaya penafsiran Alquran secara kontinu tersebut, 

dan sifat dari kandungan Alquran yang terus menerus memancarkan cahaya 

kebenaran, mendorong timbulnya dua kegiatan yaitu adanya kegiatan penelitian 

terhadap penafsiran dan produk-produk penafsiran itu sendiri.4 Selain itu, 

penafsiran Alquran, bentuk ataupun metodenya sangat dipengaruhi oleh 

kecenderungan ataupun karakteristik keilmuan mufasir yang dikenal dengan 

istilah corak (laun). Kata “laun” yang dalam arti dasarnya adalah warna,5 dipakai 

dalam bidang tafsir sebagai nuansa khusus atau karakter yang memberikan 

pengaruh tersendiri dalam suatu produk penafsiran.6 Salah satunya adalah tafsir 

sufistik yang berbasis intuisi. 

                                                 
3Atang Abdul Hakim, Metodologi Studi Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 

h. 78. 

4Yatimin Abdullah, Studi Islam Kontemporer (Jakarta: Amzah, 2006), h. 260-261. 

5Mu¥ammad bin Makram bin ‘Al³ Ab al-Fa«l, Jam±l al-D³n Ibn Man§r al-An¡±r³ al-
Ruwaifi’³ al-Ifriq³, Lis±n al-‘Arab³, tahun 637 H/. CD-ROM), Harf Information Technology 
Company, 2001. Lihat juga A. Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia 
Terlengkap (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1299.  

6Lihat Hans Wehr. A Dictionary of Modern Written Arabic. ed. J. Milton Cowan. 
(London: Macdonald and Evans Ltd, 1974), h. 559. 
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Seiring dengan itu, perkembangan sufisme dalam dunia Islam dengan 

praktek-praktek zuhud (asketisme) yang dilakukan oleh generasi awal Islam 

akibat adanya konflik kepentingan politis dan kecenderungan materi, terus 

berlanjut dan berkembang hingga masa-masa berikutnya yang kemudian 

praktek-praktek tersebut diteorisasikan dan dicarikan dasar-dasar dalam Islam 

atau Alquran melalui tafsir, sehingga muncullah seperti teori al-khauf, al-

ma¥abbah, al-ma’r³fah, al-¥ull dan wi¥dah al-wujd.7 

Mu¥ammad ¦usein al-ªahab³ dalam hal ini menjelaskan bahwa secara 

garis besar, ada dua kategori atau kelompok penafsiran yang mempunyai 

pengaruh kuat dalam model penafsiran sufistik, yaitu tafs³r sf³ na§ar³ (teoretis) 

dan tafs³r sf³ isy±r³ (‘amal³). Tasawuf na§ar³ yakni ajaran tasawuf yang 

mengembangkan pemikiran dan analisis rasional, sedangkan tasawuf ‘amal³ 

yakni mengembangkan sikap hidup sederhana, zuhud, dan memusatkan 

perhatian semata-mata untuk beribadah kepada Allah swt.8 

Mufasir sf³ na§ar³ dalam menafsirkan Alquran, dianggap keluar dari 

metode yang biasa ditempuh ulama tafsir pada umumnya, karena mendasarkan 

ajarannya pada pemikiran dan analisis-analisis falsafi. Kelompok ini memandang 

ayat Alquran dari sudut pandang tasawuf yang sesuai dengan filosofi ajaran 

mereka, yaitu menafsirkan Alquran melalui pemikiran analisis rasional.9 Hal ini 

                                                 
7http://uinsuka.info/ejurnal/index.php?option=com,/diakses tanggal 23 Oktober 2012. 

8Mu¥ammad ¦usein al-ªahab³, Al-Tafs³r wa al-Mufasirn (Kairo: Wahbah, 2003), h. 
251. 

9Nashruddin Baidan, Tasawuf dan Krisis (Semarang: Pustaka Pelajar, 2001), h. 54. 
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dapat dilihat pada penafsiran sf³ na§ar³, semisal Ibn ‘Arab³ dalam QS al-

F±ti¥ah/1: 5.  

          

Terjemahnya: 

Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami 
meminta pertolongan.10 

Ibn ‘Arab³ dalam memahami ayat ini, meyakini bahwa secara tegas tidak 

ada sekutu bagi-Nya. Huruf pada  ى  yang melambangkan hamba secara utuh  إیاك

karena terkurung di antara dua “alif tauhid”, sehingga ia tidak dapat mengklaim 

melihat yang lain, dan akhirnya ia diliputi oleh rasa kesatuan (tauhid). 

Sedangkan  dan dua alif itu merupakan ك adalah kata ganti dari Allah, huruf  ك

satu kesatuan yang menunjuk kepada satu zat.11 

Penjelasan di atas menggambarkan penafsiran Ibn ‘Arab³ yang 

didominasi oleh paham wi¥dah al-wujd  yang dianutnya. Dalam penafsirannya 

ini, terlihat upaya Ibn ‘Arab³ mencarikan takwil-takwil yang dirasionalkan agar 

terkesan penafsirannya tidaklah mengada-ada, melainkan benar-benar sejalan 

dengan pemahaman ayat Alquran yang bersumber dari Islam. 

Sedangkan tafs³r sf³ isy±r³ (‘amal³) lebih banyak menggunakan 

penafsiran yang bersumber dari iyarat-isyarat batin. Kelompok ini lebih 

mengutamakan pengamalan ajaran-ajaran agama seperti zikir, membaca 

Alquran, salat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya.12 

                                                 
10Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 1. 

11Mu¥y³ al-D³n Ibn ‘Arab³, Al-Fut¥±t al-Makkiyah (al-Q±hirah: al-Maktabah al-
‘Arabiyah, 1987 M/1407 H), h. 470. Lihat juga Nashruddin Baidan, Tasawuf dan Krisis, h. 62-
63. 

12Nashruddin Baidan, Tasawuf dan Krisis, h. 54. 
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Berikut contoh penafsiran sf³ isy±r³ dalam kitab ¦aq±’iq al-Tafs³r karya 

al-Sulam³, QS al-Nis±’/4: 66. 

                             

                      

Terjemahnya: 

Dan Sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah 
dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan 
melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. dan Sesungguhnya 
kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, 
tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih 
menguatkan (iman mereka),13 

Al-Sulam³ menafsirkan melalui konsep tafs³r sf³ isy±r³ yang mereka 

yakini, misalnya kalimat اقتلو أنفسكم, ditafsirkan dengan “melawan hawa 

nafsumu”, dan kalimat  اخرجوا من دیاركم او , ditafsirkan dengan  أخرجوا حُبَّ الدنیا

بكم من قلو  usirlah atau keluarkanlah rasa cintamu terhadap dunia dari lubuk 

hatimu”. Namun tidak ada yang melakukan perintah itu melainkan sedikit sekali 

dari kamu sekalian منھم قلیلٌ فعلوه إلا ما  yakni merekalah yang disebut dengan 

orang yang telah mendapatkan petunjuk dan termasuk orang-orang yang jujur.14 

Tafs³r sf³ isy±r³ seperti ini, adalah pentakwilan ayat-ayat Alquran yang 

berbeda dengan makna zahirnya sesuai dengan petunjuk khusus yang diterima 

para sufi pelaku suluk dan mujahadah. Asumsi dasar mereka dalam 

menggunakan tafs³r sf³ isy±r³ adalah Alquran yang mencakup yang zahir dan 

                                                 
13Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 115. 

14Ab ‘Abd al-Ra¥m±n al-Sulam³, ¦aq±’iq al-Tafs³r, tahun 412 H. CD-ROM), Harf 
Information Technology Company, 2001. Lihat juga Mu¥ammad ¦usein al-ªahab³, Al-Tafs³r wa 
al-Mufasirn, h. 286-287. 
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batin. Makna zahir dari Alquran adalah makna yang langsung bisa ditangkap 

tanpa perlu berpikir panjang, sedangkan makna batinnya adalah makna isyarat 

yang ada di balik makna tersebut dan hanya bisa diketahui oleh orang yang 

memiliki hati yang suci dan senantiasa terpaut dengan Allah.15  

Tafs³r sf³ isy±r³ juga dikenal dengan tafsir simbolik yang dibangun atas 

prinsip interpretasi zahiriyah menjadi pentakwilan simbolik terhadap ayat-ayat 

Alquran, karena Alquran mempunyai dua sisi untuk ditafsirkan, yaitu makna 

material dan spiritual. Hal ini merupakan satu kenyataan empirik yang tidak 

dapat dibantah berkenaan dengan ayat-ayat suci Alquran yang memungkinkan 

ditafsirkan dalam berbagai bentuk dan metode sesuai dengan latar belakang 

keahlian mufasir.  

Tafs³r sf³ isy±r³ yang dibangun atas prinsip tersebut memunculkan 

pertanyaan tentang landasan yang membenarkan prinsip mereka seperti adanya 

interkoneksi makna zahir dengan aspek batin, ataukah hanya sebuah teori yang 

mengada-ada untuk tujuan mistis mufasirnya. Dalam hal ini, Najamuddin al-

Dayat, menjelaskan dalam Tawwab: 

Setiap kali Allah swt. menciptakan sesuatu di alam konsepsi, pasti 
memberikan padanannya di alam makna, dan setiap kali menciptakan 
sesuatu di alam makna selalu diberikan pula padanannya di alam hakikat. 
Allah swt. adalah yang Gaib dari segala yang gaib, karena itu pahamilah 
baik-baik semuanya ini. Selanjutnya, apa yang Ia ciptakan di alam semesta 
ini selalu diberikan padanannya di alam insan (manusia), dan alam insan 
ini menggambarkan hakikat yang Rahman (yang maha penyayang).16 

                                                 
15Mu¥ammad ‘Al³ al-¢±bn³, al-Tiby±n f´ ‘Ulm al-Qur’±n (Beirt: t.pt, t.th.), h. 171. 

Lihat juga Mann±’ al-Qa¯¯±n, Mab±¥i£ f³ ‘Ulm al-Qur’±n (t.tp: Mansyrat al-‘A¡r al-¦ad³£, t.th.), 
h. 357. 

16‘Abd al-Taww±b ‘Abd al-H±d³, Al-Ramziyah al-¢fiyah f³ al-Qur'±n al-Kar³m, terj. ‘Arif 
Mu¥ammad, Lambang-lambang Sufi di dalam Alquran (Bandung: Pustaka, 1986), h. 17. 
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Mufasir sf³ isy±r³ berasumsi bahwa karakter nas Alquran memberi 

penekanan pada asas yakni dibangun atas konsep zahir dan batin”. Konsep ini 

menurut pendapat mereka, tidak begitu saja lahir tanpa ada landasan yang bisa 

dipertanggungjawabkan, melainkan berpijak pada QS Ali ‘Imr±n/3: 7. 

                           

                            

                              

       

Terjemahnya: 
Dia-lah yang menurunkan al-Kitab (Alquran) kepada kamu. Di antara 
isinya ada ayat-ayat yang mu¥kam±t, itulah pokok-pokok isi Alquran dan 
yang lain adalah ayat-ayat mutasy±bih±t. Adapun orang-orang yang dalam 
hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian 
ayat-ayat yang mutasy±bih±t dari padanya untuk menimbulkan fitnah 
untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui 
takwilnya melainkan Allah swt. dan orang-orang yang mendalam ilmunya 
berkata: kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasy±bih±t, semuanya itu 
dari sisi Tuhan kami". dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya 
melainkan orang-orang yang berakal.17 

Firman Allah dalam QS Luqm±n/31: 20. 

                          

                           

Terjemahnya: 

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah swt. telah menundukkan 
untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan 
menyempurnakan untukmu nikmat-Nya, zahir dan batin. Dan di antara 
manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah swt. tanpa ilmu 
pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.18 

                                                 
17Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 62-63. 

18Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 582. 
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Sedangkan dari hadis Nabi saw.  

أخرجھ ابن حبان ( عاً لَ ا ومطْ دًّ حَ ا وَ نً اطِ بَ ا وَ رً اھِ ظَ  آنِ رْ قُ لْ لِ  نَّ م إِ وسلّ  ھِ یْ لَ عَ  ى اللهُ لّ صَ  الَ قَ 

  19 )في صحیحھ من حدیث ابن مسعود

Artinya: 

Raslull±h saw. Bersabda, sesungguhnya bagi Alquran terdapat makna 
zahir, dan batin, batasan, serta tempat memulai (starting point for 
understanding). 

ي الله لّ الله صَ  لِ وْ سُ ي رَ لَ ا إِ عً وْ فُ رْ مَ  فٍ وْ عَ  نْ بِ  منِ حْ الرَّ  دِ بْ عَ  ةِ ایَ وَ رِ  نْ ي مِ مِ لَ یْ الدَّ  ھُ جَ رَ خْ أَ 
  20”.ادُ بَ لعِ اْ  اجُّ حَ یُ  نُ بطْ وَ  رٌ ھْ ظَ  ھُ ، لَ شِ رْ لعَ اْ  تَ حْ تَ  آنُ رْ قُ لْ اَ ” :الَ قَ  ھُ نَّ علیھ وسلم أَ 

Artinya: 

Al-Dailam³ meriwayatkan hadis marf’ dari ‘Abdurra¥m±n bin ‘Auf, 
Raslull±h Saw. bersabda, “Alqur’an itu di bawah ‘arsy, terdapat makna 
zahir dan batin yang menjadi hujjah bagi para hamba.”  

Konsep tentang makna zahir dan makna batin atas ayat-ayat Alquran 

mengundang polemik di antara pemikir-pemikir Islam, namun secara garis besar, 

Jumhur ulama tidak mengingkari adanya interpretasi teks yang menyimpang dari 

redaksi zahirnya, walaupun hal itu secara prinsipil diingkari oleh ulama Zahiriyah 

dan golongan yang sejalan dengan mereka, seperti sebagian Ahlu Sunnah dan 

Muktazilah semisal Ibn al-Jauz³.21 

                                                 
19Al-Im±m Ab³ ¦±mid Mu¥ammad bin Mu¥ammad al-Gaz±l³, I¥y± ‘Ulm al-D³n, Jilid I 

(Semarang: Thoha Putra, t.th.), h. 99, 290.  

20Mu¥ammad ¦usein al-ªahab³, Al-Tafs³r wa al-Mufasirn, h. 262. 

21Ignaz Goldzhiher, Maz±hib al-Tafs³r al-Isl±m³, terj. M. Alaika Salamullah, Mazhab Tafsir: 
dari Klasik Hingga Modern (Cet. III; Yogyakarta: Elsaq Press, 2006), h. 219. 
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Uraian tersebut telah memberi gambaran tentang konsep dan landasan 

untuk melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat Alquran secara simbolik (isy±r³). 

Meski demikian, menafsirkan ayat Alquran secara simbolik diperlukan kebersihan 

batin yang merupakan prasyarat utama untuk mendapatkan penafsiran yang 

benar.22 Al-ªahab³, mengatakan:  

Hendaknya diketahui bahwa salah satu tuntutan agama dan 
keberagamaan, hendaknya seorang muslim tidak mentakwilkan suatu 
lafadz tertentu yang dikemukakan oleh Alquran maupun hadis menurut 
pendapatnya sendiri, dan ia mesti memberikan gambaran sesuai dengan 
apa yang diberikan dan ditafsirkan oleh Nabi saw., para sahabat dan 
ulama salaf, kecuali ia memang betul-betul memiliki kemampuan khusus 
yang dianugerahkan Allah swt. untuk menyingkap makna atau isyarat-
isyarat tertentu dalam pemberian takwilnya.23 

Pernyataan di atas, memunculkan dua hal; pertama, adanya keharusan 

untuk memadukan antara “zahir” dan “batin” tanpa menghilangkan salah satu di 

antara keduanya. Kedua; tidak diperkenankan melakukan interpretasi secara 

batin kecuali bagi mereka yang betul-betul telah memperoleh ilmu ladn (ilmu 

langsung dari Allah) dan kasyf (tersingkapnya hijab). Dengan begitu, konsep 

batin atau dalil simbolis tidak mengarah pada penyimpangan, sebab simbol-

simbol itu merupakan konsepsi yang memiliki landasan.24 

Menurut sebagian sufi, makna batin Alquran tidak bisa dipisahkan dengan 

konteks zahiriyah suatu ayat, karena merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan. Kalaulah nantinya terdapat pertentangan, maka hal itu muncul 

                                                 
22Nashruddin Baidan, Tasawuf dan Krisis, h. 57. 

23Mu¥ammad ¦usein al-ªahab³, Al-Tafs³r wa al-Mufasirn, h. 286-287.  

24‘Abd al-Taww±b ‘Abd al-H±d³, Al-Ramziyah al-¢fiyah f³ al-Qur'±n al-Kar³m, h. 5. 
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semata-mata karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki atau adanya 

kepentingan pribadi mufasir itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat al-

Syairaz³ yakni: 

Manakala ada isyarat Allah swt. dan rasul-Nya yang sulit anda pahami, 
maka analogikanlah dengan pengertian zahiriyah yang ada dalam Alquran 
dan sunnah rasul, sebab di dalam “yang zahir” itu terdapat petunjuk 
tentang “yang batin”.25 

Kaitannya dengan uraian di atas, peneliti memfokuskan penelitian ini 

kepada penafsiran al-Gaz±l³ terhadap ayat-ayat Alquran dalam kitab “I¥y± ‘Ulm 

al-D³n” yang menekankan bahwa tasawuf harus berdiri di atas pondasi ayat-ayat 

Alquran sebagai sumber tertinggi dari seluruh spiritualitas Islam dengan tema-

tema tasawuf yang lebih praktis, sistematis dan argumentatif dalam memberikan 

penjelasan terhadap setiap tahapan menuju ma’r³fatull±h.    

Konsep al-Gaz±l³ mengenai teks Alquran dan tujuan-tujuannya, 

berangkat dari dua titik tolak dasar, yaitu teologi Asy'ari, dan sufistik.26 Kedua 

titik tolak ini memberi pengaruh terhadap konsep al-Gaz±l³ mengenai teks, dan 

corak pemikirannya yang telah disuguhkan kepada kaum muslimin melalui 

tulisan-tulisan dan ajaran-ajarannya.  

                                                 
25www. irwanmasduqi83. blogspot.com Sebuah Penghampiran Hermeneutika Sufistik/ 

diakses 23 Sepember 2011. 

26Titik tolak Asy'ariyah yang dimaksud adalah hakikat konsep teks menurut Asy'ari 
sebagai salah satu "sifat" Zat Tuhan, sementara titik tolak sufisme adalah eksistensi manusia di 
muka bumi hanya dalam rangka mewujudkan keselamatan di akhirat. Tujuan tersebut dapat 
dicapai dan direalisasikan melalui upaya mewujudkan eksistensi manusia yang ideal dalam 
realitas sosial, maka al-Gaz±l³ memandang bahwa realisasi tujuan tersebut hanya dimungkinkan 
melalui sikap asketisme, menyerahkan diri kepada Allah swt. semata dan meninggalkan 
selain-Nya. Lihat Na¡r ¦±mid Ab Zaid, Mafhm al-Na¡ Dir±sah f³ ‘Ulm al-Qur’±n, terj. Khoiron 
Nahdliyyin, Tekstualitas Alquran: Kritik terhadap Ulumul Alquran (Cet. IV; Yogyakarta, 2005), h. 
310-311.   
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Untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif mengenai penafsiran 

al-Gaz±l³, dapat dilihat pada masanya yakni berkembangnya kecenderungan 

penafsiran Alquran dengan corak sufi dan fikih. Ketika itu, tafsir sufi cenderung 

mengabaikan sisi zahir ayat dan sumber-sumber yang diperoleh secara ma'£r, 

sehingga penafsiran terhadap Alquran terkesan tidak terkontrol dan 

memungkinkan sangat membahayakan pemahaman religius. Sementara corak 

penafsiran fikih yang berkembang saat itu, dianggap terlalu kaku memegang sisi 

zahir dan sumber-sumber ma'£r dalam menafsirkan dan memahami Alquran, 

sehingga Alquran tampak hanya sebagai dogma hukum yang statis dan beku. 

Menyikapi fenomena tersebut, al-Gaz±l³ dianggap telah melakukan 

sebuah terobosan dengan melakukan penafsiran yang komprehensif terhadap 

Alquran, yakni ia berusaha mendamaikan tafsir tekstual (eksoteric) dan 

kontekstual serta ma'£r, dan ra'yi. Dalam hal ini, al-Gaz±l³ menafsirkan Alquran 

berangkat dari epistemologi bahwa Alquran memiliki makna zahir dan batin dan 

makna batinlah yang menjadi hakikat makna Alquran. Untuk memperoleh 

makna batin tersebut, seseorang harus terlebih dahulu melakukan praktek 

asketisme atau zuhud, sehingga mencapai pengetahuan makrifat.   

Selanjutnya, peneliti melihat bagaimana penafsiran al-Gaz±l³ dalam 

memahami ayat-ayat Alquran sebagai sebuah transformasi pengetahuan sesuai 

proporsinya yang kemudian melahirkan konsep sufistik dengan tetap 

mempertimbangkan nilai akidah, syariah dan akhlak. Hal tersebut dapat dilihat 

pada penafsirannya terhadap QS °±ha/20: 14. 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain 
Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku.27 

Dari ayat ini, al-Gaz±l³ mensyaratkan khusy sebagai syarat sahnya salat. 

Menurutnya bahwa zahir perintah dalam ayat ini adalah wajib, sedangkan 

lalai itu adalah kebalikan dari ingat. Barang siapa yang lalai dalam seluruh 

salatnya, maka ia tidak bisa disebut orang yang mendirikan salat, karena salat 

itu untuk mengingat Allah swt. 28 

Penafsiran al-Gaz±l³ tersebut sangat jelas ketika memberi interpretasi 

terhadap ayat yang secara zahir merupakan salah satu ayat tentang ibadah atau 

kewajiban salat (syariat), namun ia menyajikannya dalam suatu uraian dan 

argumentasi, sehingga sampai pada suatu pemahaman bahwa unsur batiniyah 

adalah substansi dari perintah salat, tanpa itu, salat tidak sah dan tidak diterima.  

Salah satu pernyataan al-Gaz±l³ dalam “I¥y± ‘Ulm al-D³n” yang 

menggambarkan corak pemikiran tafsirnya adalah ketika meng-counter 

pendapat para mufasir (mufasir zahir) yang mengecam para sufi dalam 

menafsirkan Alquran dengan merujuk pada salah satu hadis Nabi, sebagaimana 

dijelaskan dalam “I¥y±” sebagai berikut: 

                                                 
27Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 432. 

28Al-Im±m Ab³ ¦±mid Mu¥ammad bin Mu¥ammad al-Gaz±l³, “I¥y± ‘Ulm al-D³n”, Jilid 
I, h. 159. Lihat juga Ab °±lib al-Makk³, Qt al-Qulb, terj. Khoiron Durori, Tafsir Sufistik Rukun 
Islam: Menghayati Makna-Makna Batiniyah Syah±dat, Salat, Zakat, Puasa dan Haji (Cet. I; 
Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), h. 91. 
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 نْ عَ وَ  ارِ النَّ  نَ مِ  هُ دَ عَ قْ مَ  أْ وّ بَ تَ یَ لْ فَ  ھِ یِ أْ رَ بِ  رآنَ لقُ اْ  رَ سّ فَ  نْ مَ  :موسلّ  ھِ یْ لَ عَ  ى اللهُ لّ صَ  الَ قَ  اسٍ بَّ عَ  بنِ اْ  نِ عَ 

ى لَ عَ آنِ رْ لقُ ي اْ فِ  اتٍ مَ لِ كَ  یلِ وِ أْ ي تَ فِ  فِ وُّ صَ التَّ  لِ ھْ أَ  لىَ عَ  رِ یْ سِ فْ التّ  رِ اھِ ظَ بِ  مِ لْ العِ  لُ أھْ  عَ نَ ا شَ ھذَ 

 29 رَ فَ كَ  ھُ نَّ أَ  لىَ ا إِ وْ بُ ھَ ذَ وَ  نَ یْ رِ سّ فَ لمُ اْ  رِ ائِ سَ وَ  اسٍ بَّ عَ  نِ ابْ ◌ِ  نْ عَ  لَ قَ ا نَ مَ  فِ لاَ خِ 
Artinya: 

Rasululullah saw. bersabda: barang siapa menafsirkan Alquran dengan 
pendapatnya sendiri (tanpa dasar), maka ia mempersiapkan tempatnya di 
neraka. Atas dasar hadis ini, ulama tafsir zahir mencaci kaum sufi dalam 
menakwilkan (menafsirkan) ayat-ayat Alquran karena berbeda dengan hadis 
yang telah diriwayatkan dari Ibn ‘Abb±s dan para mufasir zahir dan mereka 
mengklaim kaum sufi telah kafir.   

Hadis inilah menurut al-Gaz±l³ yang menjadi dasar ulama zahir 

mengecam para mufasir yang sufistik, karena menurutnya penafsiran para sufi 

terhadap firman Allah saw. dalam ayat tertentu, berseberangan dengan hadis 

yang disampaikan Ibn ‘Abb±s, sehingga penafsiran tersebut menurut mufasir 

zahir dapat menggiringnya ke dalam jurang kekufuran, namun al-Gaz±l³ 

membantah tuduhan ini secara tegas dengan mengatakan bahwa sesungguhnya 

dalam memahami makna Alquran terdapat ruang yang lapang dan luas lagi 

mendalam.30 Adapun penafsiran yang dinukil dari zahir tafsir, menurut al-Gaz±l³ 

bukanlah tujuan final atau akhir dari interpretasi terhadap Alquran.31    

                                                 
29Mu¥ammad bin ‘´s± bin Saurah bin Msa bin al-Dahak al-Turmu©³, Sunan al-Tumu©³ 

Juz V (Beirt: D±r I¥y±’ al-Tur±s al-`Arab³, t.t.), h. 199. Lihat Al-Im±m Ab³ ¦±mid Mu¥ammad 
bin Mu¥ammad al-Gaz±l³, I¥y± ‘Ulm al-D³n, Jilid I, h. 290. Dalam riwayat lain yakni dari 
Jundab bin ‘Abdull±h disebutkan من قال فى القرآن برأیھ أو بغیر علم. Lihat juga Turmu©³, Sunan al-
Tumu©³, kitab Tafs³r al-Qur’±n ‘an Raslill±h, bab M± j±’a f³ al-Laz³ Yufassir al-Qur’±n bi Ra’yih³, 
hadis ke 2876 dalam Maus’ah al-¦ad³£ al-Syar³f (CD-ROM), Harf Information Technology 
Company, 2001. 

30Al-Im±m Ab³ ¦±mid Mu¥ammad bin Mu¥ammad al-Gaz±l³, I¥y± ‘Ulm al-D³n, Jilid I, 
h. 290. Penjelasan al-Gaz±l³ dalam teks Arab والآثار الدالة على أن في معاني القرآن متسعا لأرباب الفھم. Lihat 
juga Ignaz Goldziher, Maz±hib al-Tafs³r al-Isl±m³, terj. M. Alaika Salamullah, Mazhab Tafsir: Dari 
Klasik Hingga Modern (Cet. III; Yokyakarta: eLSAQ Press, 2006), 238.  

31Al-Im±m Ab³ ¦±mid Mu¥ammad bin Mu¥ammad al-Gaz±l³, I¥y± ‘Ulm al-D³n, Jilid I, 
h. 290. Teks asli pernyataan al-Gaz±l³:  فاعلم أن من زعم أن لا معنى للقرآن إلا ما ترجمھ ظاھر التفسیر فھو مخبر عن
 .حد نفسھ
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Mengenai penafsiran Alquran dari aspek batiniyah atau yang populer 

dengan tafsir sufi, memang telah mengalami perkembangan sebagaimana uraian 

sebelumnya yang pada intinya terbagi atas dua bagian yaitu tafs³r sf³ na§ar³  

(teoretis) dan tafs³r sf³ isy±r³ (praktis). Tafs³r sf³ na§ar³  ini, dianggap sebagai 

metode tafsir sufi yang terkontaminasi dengan ajaran filsafat, kebudayaan dan 

berbagai aliran sebagaimana ahli-ahli tafs³r bi al-ra’yi dari kelompok Syi’ah dan 

Muktazilah. Mereka berusaha mentakwilkan ayat-ayat Alquran kepada prinsip-

prinsip ajaran demi mendukung mazhabnya. Dalam hal ini, Ibn ‘Arab³ berupaya 

untuk menyesuaikan ayat-ayat Alquran dengan pandangan tasawuf filosofisnya 

melalui konsep wi¥dah al-wujd sebagaimana termaktub dalam kitabnya yakni 

al-Futh±t al-Makkiyah dan al-Nu¡¡.32 

Sedangkan tafs³r sf³ isy±r³ merupakan pentakwilan ayat-ayat Alquran 

dengan pentakwilan yang menyalahi ketentuan-ketentuan zahir ayat, karena 

ingin menemukan isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya tampak oleh mufasir 

sufi setelah melakukan berbagai bentuk riy±«ah keruhanian dengan Allah swt.33 

Tampaknya tafs³r sf³ isy±r³ ini lebih banyak mendapat perhatian dan mendapat 

respon positif dari kalangan mufasir, sehingga dalam tafs³r sf³ isy±r³ terdapat 

syarat-syarat untuk dapat diterima sebagai tafsir yang sesuai dengan syariah.34   

                                                 
32Lihat Ma¥md Basyn³ Faudah, Al-Tafs³r wa Man±hijuh f³ ¬aui al-Ma©±hib al-

Isl±miyah, terj. M. Mochtar Zoerni, Tafsir-Tafsir Alquran: Perkenalan dengan Metode Tafsir (Cet. 
I; Bandung: Pustaka, 1987), h. 246-247.   

33Ma¥md Basyn³ Faudah, Al-Tafs³r wa Man±hijuh f³ ¬aui al-Ma©±hib al-Isl±miyah, h. 
249. 

34Syarat-syarat diterimanya tafsir isy±r³ adalah yang memenuhi syarat-syarat berikut: 
Pertama, t idak boleh bertentangan dengan makna zahir dari susunan kalimat ayat-
ayat Alquran. Kedua, harus didukung oleh kesaksian syara' yang menguatkannya. 
Ketiga, tidak bertentangan dengan syara' ataupun akal. Keempat, tidak mengandung 
penyelewengan-penyelewengan dari susunan kalimat lafal-lafal Alquran. Lihat Ma¥md 
Basyn³ Faudah, Al-Tafs³r wa Man±hijuh f³ ¬au’ al-Ma©±hib al-Isl±miyah, h. 255.  
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Al-Gaz±l³ yang karyanya sarat dengan nuansa sufistik, memberi daya tarik 

tersendiri untuk menguak sosok sebagai seorang mufasir dan pemikir spiritualis 

dalam kerangka untuk memahamai hakikat penafsiran sufistik. Dalam hal ini, 

peneliti melakukan kajian ilmiah terhadap pemahaman al-Gaz±l³ terhadap 

Alquran, dengan mengkaji penafsirannya terhadap ayat-ayat Alquran termasuk 

epistemologi yang digunakan dalam mengungkap makna batin Alquran melalui 

karya fenomenalnya yakni “I¥y± ‘Ulm al-D³n”. 

Di samping itu, al-Gaz±l³ yang memiliki kapasitas keilmuan yang cukup 

luas seperti fikih, teologi, filsafat dan tasawuf, namun dalam bidang penafsiran 

Alquran, al-Gaz±l³ kurang populer, padahal menurut al-Zab³di sebagai salah 

seorang yang telah mengkaji karya al-Gaz±l³, menyebutkan dalam karyanya 

“Ittihaf al-Sa’±dah ‘al± Syar¥ I¥y± ‘Ulm al-D³n” bahwa ia telah menulis kitab 

tafsir 40 jilid yang berjudul Y±qut al-Ta’w³l f³-Tafs³r al-Tanz³l, namun kitab ini 

tidak ditemukan secara fisik. 35 

Al-Gaz±l³ dalam bidang penafsiran sufistik, dianggap memiliki bangunan 

epistemologi penafsiran yang lebih sistematis dan lebih konkrit dibanding mufasir 

sufi lainnya. Al-Gaz±l³ dalam melakukan penafsiran, memberi porsi lebih banyak 

kepada makna batin ayat-ayat Alquran tanpa meninggalkan makna zahirnya. 

Oleh karena itu, peneliti tertantang untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya 

al-Gaz±l³ dalam menafsikan ayat-ayat Alquran yang kemudian melahirkan 

konsep-konsep tasawuf. 

                                                 
35Lihat http://Mu¥ammadidris84.blogspot.com/2008/10/ tafsir-esoterik-sufistik-al-ghazali. 

html dan http://www.sufiz.com/jejak-wali/imam-ghazali-40-jilid-kitabnya-musnah-dibakar-bagian-
kedua-habis. html diakses 5 Oktober 2011. 
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Hal inilah yang menjadi sumber inspirasi penulis, sehingga tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih mendalam terhadap tajd³d tasawuf al-Gaz±l³ melalui 

tafsir yang melihat substansi tasawuf bukan hanya pada aspek transenden akan 

tetapi merupakan kompromi antara dimensi batin dan dimensi zahir yang 

dibangun di atas Alquran dan hadis. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana penafsiran sufistik al-

Gaz±l³ dalam kitab “I¥y± ‘Ulm al-D³n”. Demi terarahnya suatu penelitian untuk 

menemukan hasil yang maksimal, maka dirumuskan beberapa sub 

permasalahan yang menjadi fokus pembahasan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemikiran al-Gaz±l³ tentang tafsir dan tasawuf? 

2. Bagaimana epistemologi penafsiran sufistik al-Gaz±l³? 

3. Bagaimana aplikasi penafsiran sufistik al-Gaz±l³ dalam kitab “I¥y±” dan 

relevansinya dengan konteks masyarakat modern? 

C. Pengertian Judul 

Disertasi ini berjudul “Penafsiran Sufistik al-Gaz±l³ dalam Kitab I¥y± 

‘Ulm al-D³n”. Dalam rangka menghindari kesalahan memahami sasaran judul, 

maka dipandang perlu menjelaskan pengertian kata yang dianggap penting.  

1. Penafsiran (tafsir) 

 Istilah “tafsir“ adalah kata serapan dari bahasa Arab yang merujuk 

kepada derivasi kata “ اتفسیر - یفسّر  - فسّر  “  yang secara etimologi berarti الشرح  
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 كشف  المراد  عن  اللفظ  المشكل  36 dan,(menerangkan dan menjelaskan) والبیان

(menyingkap maksud dari lafal yang sulit).37 

 Istilah tafsir dalam pengertian terminologi ditemukan berbagai definisi. Al-

Zark±sy³ mendefinisikan sebagai ilmu yang dipergunakan untuk memahami 

Alquran dan menjelaskan makna-maknannya serta mengeluarkan hukum-hukum 

dan hikmah-hikmahnya.38 Pengertian yang diketengahkan al-Zark±sy³ di atas, 

lebih cenderung memandang tafsir sebagai suatu ilmu. 

 M. Quraish Shihab mendefinisikan tafsir sebagai upaya pemahaman 

maksud dari firman Allah swt. sesuai dengan kemampuan manusia.39 Pengertian 

tersebut lebih menekankan proses pemahaman terhadap ayat-ayat Alquran. 

Sedangkan Ibrahim An³s. mendefinisikan sebagai kegiatan menjelaskan makna-

makna Alquran dan menggali kandungannya yang mencakup aspek akidah, 

rahasia-rahasia, hikmah-hikmah dan hukum-hukum.40 

Sementara Abd. Muin Salim menyimpulkan dari berbagai definisi tafsir 

bahwa istilah tafsir mencakup empat konsep yaitu: 1) tafsir sebagai kegiatan 

ilmiah untuk memahami Alquran, 2) kegiatan ilmiah untuk menjelaskan 

                                                 
36Ibr±him An³s, dkk., Al-Mu’jam al-Was³¯, Jilid II (Cet. II; Istambul: Maktabah al-

Isl±miyah, 1972), h. 688.  

37Mu¥ammad bin Makram bin ‘Al³ Ab al-Fadl, Jam±l al-D³n Ibn Manzr al-An¡±r³ al-
Ruwaifi’³ al-Ifriq³, Lis±n al-’²rab³, Jilid V (Mi¡r: D±r al-Kit±b al-’Arab³, 1967), h. 55.  

38Lihat Al-Zarkasy³, al-Burh±n f³ ‘Ulm al-Qur’±n, Jilid II (Mi¡r: Maktabah al-B±b al-
Halab³, 1975), h. 55.   

39M. Quraish Shihab, Membumikan Alquran (Cet. XVII; Bandung: Mizan, 1998), h. 15.  

40Ibr±him An³s, dkk., Al-Mu’jam al-Was³¯, h. 688.  
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kandungan Alquran, 3) pengetahuan yang diperlukan untuk memahami Alquran 

dan 4) pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan memahami Alquran.41 

Berdasarkan keragaman definisi tersebut, maka penulis memandang 

bahwa tafsir pada intinya adalah suatu upaya untuk menemukan makna Alquran 

pada berbagai macam persoalan yang terkandung di dalam ayat-ayatnya yang 

mencakup aspek akidah, syariat, sosial, pendidikan, ekonomi, rahasia-rahasia 

dan hikmah-hikmahnya. Namun upaya tersebut tidak bisa terlepas dari kaedah-

kaedah tafsir yang telah disepakati oleh para ulama. 

2. Sufistik 

Kata sufistik terbentuk dari suku kata sufi (kata benda) yang berarti ahli 

ilmu tasawuf; ahli ilmu suluk;42 atau seorang yang mengerti ilmu tasawuf dan 

mengamalkannya, atau  orang yang berhati suci, bersih dan jernih.43  Kemudian 

kata sufi medapat imbuhan menjadi sufistik (kata sifat), yang berarti bersifat atau 

beraliran sufi.44 Kata tafsir jika dihubungkan dengan kata sufistik “tafsir sufistik”, 

secara sederhana M. Quraish Shihab mengatakan bahwa tafsir sufistik adalah 

tafsir yang ditulis oleh para sufi.45 Dalam perspektif terminologi, berarti suatu 

                                                 
41Abd. Muin Salim, Metodologi Tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistemologi Memantapkan 

Keberadaan Tafsir Sebagai Disiplin Ilmu “Orasi Pengukuhan Guru Besar Tafsir pada IAIN 
Alauddin Ujungpandang”  tanggal 28 April 1999, h. 7.  

42Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: 
t.pt, 2008), h. 1540. 

43M. Abdul Mujieb, dkk., Ensiklopedia Tasawuf Im±m al-Gaz±l³ (Cet. I; Jakarta: Hikmah, 
2009), h. vi dan 343. 

44Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1541. 

45M. Quraish Shihab, dkk., Sejarah & ‘Ulum Alquran (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 
180. 
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penafsiran yang lebih cenderung melihat ayat-ayat Alquran dari aspek batin dari 

pada makna zahirnya yang selanjutnya dipergunakan untuk memahami suatu 

masalah tertentu dalam penafsiran.46  

Berangkat dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa penafsiran 

sufistik adalah suatu upaya seorang mufasir yang beraliran sufi dengan 

kecenderungan melihat makna batin dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran 

dengan menggunakan konsep-konsep tasawuf.   

3. Kitab “I¥y± ‘Ulm al-D³n” 

Kitab “I¥y± ‘Ulm al-D³n” adalah salah satu karya al-Gaz±l³ yang cukup 

populer dalam perpustakaan Islam. “I¥y± ‘Ulm al-D³n”  lahir pada waktu ilmu-

ilmu Islam sudah hampir terlena oleh filsafat Yunani, khususnya filsafat 

Aristoteles yang pada waktu itu dinamai ‘ulm al-aw±il”, artinya pengetahuan 

orang jaman purbakala (hellenisme).47 Untuk menghadapi keadaan demikian, al-

Gaz±l³ mempersiapkan diri dengan memperbanyak bekal mendalami ilmu fikih, 

ilmu kalam, filsafat dan tasawuf, hingga lahirlah karya-karyanya di antaranya: 

“I¥y± ‘Ulm al-D³n”, "al-Munqi© min al-¬al±l" (pembangkit dari lembah 

kesesatan), "Maq±¡id al-Fal±sifah" (Tujuan Filosof) dan "Tah±fut al-Fal±sifah" 

(Kekacau-balauan para Filosof). 

                                                 
46Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindio Persada, 

1999), h. 88.  

47Lihat Thomas Patrick Hughes, Dictionary of Islam, Being A Cyclopaedia Of The 
Doctrines, Rites, Ceremonies And Custom, Together With The Technical And Theological Terms, 
Of The Mu¥ammadan Religion (London: W.H.Allen & Co, 1927), s.v. Philosophy Muslim, h. 
452. Ibn Taimiyah, Manhaj al-Sunnah, ed. R. Salim, Maktabah al-Khayyat, t.t. vol. I, h. 261.  
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“I¥y± ‘Ulm al-D³n” sebagai sentral objek penelitian disertasi ini, maka 

penulis memberi gambaran bahwa pembagian kitab ”I¥y± ‘Ulm al-D³n”  terbagi 

atas empat bagian (jilid) dengan pembagian perempat-perempat yang dibagi 

sendiri oleh al-Gaz±l³, sesuai pernyataannya pada bagian awal ”I¥y± ‘Ulm al-

D³n” dengan mengatakan:  48,قد أسستھ على أربعة أرباع sesungguhnya saya asaskan 

“I¥y± ‘Ulm al-D³n” atas empat bagian dengan perempat-perempat. 

 Berangkat dari pengertian judul tersebut, dengan relevansinya dengan 

kebutuhan penelitian, maka dapat dipahami bahwa penafsiran sufistik adalah 

suatu upaya pengkajian dan penelitian terhadap makna Alquran yang melihat 

Alquran disamping memiliki makna zahir juga memiliki makna batin. Dengan 

definisi ini diharapkan dapat menemukan pengetahuan yang diperlukan dan 

bermanfaat bagi manusia. 

D. Fokus dan Deskripsi Penelitian 

1. Fokus penelitian 

Penelitian ini merupakan suatu upaya pengkajian terhadap penafsiran 

sufistik al-Gaz±l³ dalam karyanya yang berjudul I¥y± ‘Ulm al-D³n. Kajian ini, 

bertujuan untuk dapat menemukan pemahaman baru atau teori baru dari 

penafsiran sufistik al-Gaz±l³. Untuk mewujudkan itu, maka peneliti berangkat dari 

kajian mendalam terhadap pemahaman al-Gaz±l³ tentang tafsir dan tasawuf, 

kemudian bagaimana epistemologi tafsirnya yang berbasis potensi intuitif. 

                                                 
48Lihat Al-Im±m Ab³ ¦±mid Mu¥ammad bin Mu¥ammad al-Gaz±l³, I¥y± ‘Ulm al-D³n, 

Jilid I, h. 3. 
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Setelah menemukan gambaran tentang pemahaman al-Gaz±l³ tentang tafsir dan 

tasawuf serta epistemologi tafsirnya, barulah melihat aplikasi penafsiran 

sufistiknya secara holistik dalam kitab I¥y± ‘Ulm al-D³n. 

Penelitian ini menarik, mengingat pemahaman al-Gaz±l³ tentang tafsir dan 

tasawuf cukup berbeda dengan mufasir pada umumnya, sebagaimana terlihat 

dalam sebuah pernyataanya bahwa tafsir merupakan perpaduan atau kompromi 

antara makna zahir dan batin. Ia juga mengubah asumsi dasar tasawuf yang 

terkesan statis menjadi kekuatan yang menggerakkan (inspirator) dalam menjalin 

hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Kemudian ia 

menyusun kompromi antara syariat dan hakikat. Namun demikian, al-Gaz±l³ 

tidak melepaskan diri dari landasan akidah dan syar’i, yakni Alquran dan hadis. 

Berdasar pada uraian singkat tersebut, diharapkan dapat menemukan 

suatu pemahaman yang baru dari aplikasi penafsiran sufistiknya yakni 

bagaimana al-Gaz±l³ melakukan suatu transformasi pemahaman tafsir, sehingga 

dapat melahirkan konsep-konsep tasawuf melalui Alquran dan hadis. 

2. Deskripsi fokus 

Gambaran singkat penelitian ini adalah berkisar pada kajian terhadap 

pemikiran al-Gaz±l³ tentang pandangan terhadap tafsir dan tasawuf, epistemologi 

penafsiran sufistik yakni mengkaji sumber dan perolehan pengetahuan dalam 

membangun potensi intuisi manusia, serta aplikasi penafsiran sufistik yakni 

penafsiran sufistik yang digunakan al-Gaz±l³ dalam melihat ayat-ayat Alquran 

secara komprehensif, sehingga melahirkan suatu rumusan konstruksi tafsir sufistik 

yang secara komprehensip dapat mencapai makna tertinggi dari firman Allah. 
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Metodologi adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah penelitian, 

termasuk pendekatan, teknik interpretasi dan analisis data, karena dari sinilah 

lahir sebuah analisis terhadap objek penelitian yang berguna untuk menjawab 

permasalahan dan untuk mencapai tujuan penelitian.  

Selanjutnya, hasil penafsiran sufistik al-Gaz±l³ akan ditarik dalam konteks 

masyarakat modern dengan melihat apakah penafsiran yang menekankan 

kehidupan spiritual, masih memiliki relevansi dengan kehidupan masyarakat 

modern yang diliputi oleh kehidupan materialisme, industrialisasi dan orientasi 

kerja dalam persaingan golobal, ditambah lagi dengan tuntutan hidup 

pragmatisme yang harus bersentuhan dengan teknologi serba canggih.  

E. Kajian Pustaka 

Menyebut nama al-Gaz±l³, tidak asing lagi dalam kancah pergulatan 

khazanah intelektual Muslim yang telah terbukti keilmuannya. Ia dikenal sebagai 

sosok tokoh intelektual dan ilmuan dengan berbagai disiplin ilmu seperti fikih, 

teologi, filsafat, tafsir dan tasawuf. Penelitian terhadap al-Gaz±l³ dan 

pemikirannya telah banyak dilakukan, terutama dalam ajaran-ajaran 

spiritualitasnya, namun sejauh pengamatan dan pembacaan penulis terhadap 

literatur yang ada, belum ada penelitian yang memfokuskan kepada penafsiran 

al-Gaz±l³ terhadap ayat-ayat Alquran dengan pendekatan sufistik yang termuat 

dalam kitab “I¥y± ‘Ulm al-D³n”.  

Secara singkat, penulis dalam penelitian ini dilakukan kajian mendalam 

dan analisis kritis terhadap penafsiran al-Gaz±l³ terhadap salah satu karyanya 
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yang berjudul I¥y± ‘Ulm al-D³n. Fokus kajiannya adalah bagaimana al-Gaz±l³ 

melakukan penafsiran terhadap Alquran yang lebih menekankan pada makna 

batin dari pada makna zahir ayat, namun al-Gaz±l³ tidak terlepas dari makna 

zahir dan nilai-nilai syariah dan akhlak.  Dari model penafsiran sufistik inilah 

kemudian melahirkan konsep tasawuf yang ia sebut bahwa tasawuf harus 

berdasarkan Alquran dan hadis. 

Berikut beberapa kajian ilmiah terhadap al-Gaz±l³ dan karyanya I¥y± 

‘Ulm al-D³n, yang dianggap tidak sama dengan fokus kajian atau objek 

penelitian penulis, seperti yang dilakukan oleh Dr. Sulaiman Duny± “al-¦aq³qah 

f³ Na§ri al-Gaz±l³” (D±r al-Ma’±rif bi Mi¡r-1971). Karya ini memaparkan secara 

sistematis tentang latar belakang kondisi sosial dan politik tempat al-Gaz±l³ 

berada, sejarah hidup, hingga sampai pada uraian pokok-pokok pikiran al-Gaz±l³ 

dalam berbagai disiplin ilmu seperti teologi, filsafat dan tasawuf. 

Karya Ysuf al-Qar«±wi yang berjudul “al-Im±m al-Gaz±l³ baina M±dihihi 

wa n±qidihi” dialih bahasakan oleh Hasan Abrori dengan judul “al-Gaz±l³ Antara 

Pro dan Kontra: Membedah Pemikiran Abu Hamid al-Gaz±l³ ath-Thusi Bersama 

Para Penentang dan Pendukungnya” (Pustaka Progresiff, Cet. III; 1997). Karya 

ini merupakan suatu studi kritis terhadap kontroversi pemikiran al-Gaz±l³ yang 

disajikan secara komprehensif seputar agresifitas al-Gaz±l³ dalam melakukan 

kritikan terhadap filosof dan gerakan batiniyah dan penguasa pada saat itu. 

Selain itu, disajikan pula tokoh-tokoh yang melakukan kritik pedas kepada al-

Gaz±l³ seputar pemikirannya tentang tasawuf, pengingkarannya terhadap 

kebangkitan kembali jasmani, hingga sampai pada pembebanan kepada al-

Gaz±l³ atas kemunduran ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam.    
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Syekh Mu¥ammad Jam±l al-d³n al-Q±sim³ al-Damsiq³ dengan karyanya 

yang berjudul Mau’i§ah al-Mukmin³n min I¥y± Ulm al-D³n. Karya ini lebih 

merupakan suatu ringkasan dengan memuat seluruh bagian atau kitab dalam 

“I¥y±”, namun hanya mengambil inti masalah dari setiap kitab dan bab.      

Syekh ‘Abdu al-¢±mad al-Palembangi dalam sebuah karyanya yang 

berjudul “Hid±yah al-S±lik³n f³ Sulk al-Mas±il al-Muttaq³n, dialih bahasakan 

oleh Ibn ‘Ali dengan judul Hidayatus Salikin: Mengarungi Samudera Makrifat: 

Tasawuf Terapan atas Bidayatul Hidayah al-Gaz±l³ (Pustaka Hikmah Perdana, 

2004). Karya ini merupakan suatu kajian terhadap spiritualitas al-Gaz±l³ yang 

dibangun di atas ritual ibadah syar’i dan amal-amal batiniyah. Isi karya ini lebih 

merupakan suatu terjemahan dari “Bid±yah al-Hid±yah” daripada suatu analisis 

ilmiah. Hampir semua bagian dalam “Bid±yah al-Hid±yah” dimuat dalam buku 

ini. Hanya saja bagian-bagian tertentu diberi komentar yang lebih sederhana 

agar lebih mudah dipahami dalam konteks keindonesiaan.  

Supriyanto dan Zainal Mustamin melalui karya “Akhirnya Kupuilih Jalan 

Sufi: Refleksi Petualangan Intelektual dan Spiritual al-Gaz±l³ dari Teolog, Filosof 

Hingga Sufi”49 (FKDMI dan CV. Cahaya Putra Utama, 2003). Dalam karya ini 

telah diuraikan secara sistematis proses perjalanan karir dan keilmuan al-Gaz±l³, 

                                                 
49Kata pengantar oleh Azyumardi Azra. Dalam kata pengantar tersebut ia menguraikan 

bahwa perubahan paradigma berpikir al-Gaz±l³ dari pendekatan teologis, filosofis hingga 
memilih jalan sufi, menjadi pertanda bahwa persoalan waktu ikut berperan dalam 
mengubah pendirian dan memperbaiki jalan hidup seseorang. Memahami sosok al-Gaz±l³ 
tentunya tidaklah dapat dilakukan secara parsial hanya dengan menyorot salah satu sisi 
dari perjalanan hidup dan perkembangan pemikirannya. Tetapi, merujuk dan menganal i sa 
se t iap bentuk pemik i rannya haruslah senant iasa  dikontekskan secara cermat, dalam 
suasana apa pemikiran itu lahir dan faktor-faktor apa saja yang ikut mempengaruhinya. Lihat 
Supriyanto dan Zainal Mustamin, Akhirnya Kupilih Jalan Sufi: Refleksi Petualangan Intelektual 
dan Spiritual Im±m al-Gaz±l³ dari Teolog, Filosof Hingga Sufi (Cet. I; Jakarta: FKDMI dan CV. 
Cahaya Putra Utama, 2003), h. v. 
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mulai dari seorang teolog, filosof hingga sufi. Rekonstruksi pemikiran teolog dan 

pengkafiran filosof serta perkembangan sufi pada zaman al-Gaz±l³ seperti al-

Qusyair³ menjadi uraian pokok dalam buku ini.  

Abdul Munir Mulkhan dalam sebuah karyanya “Mencari Tuhan dan 

Tujuh Jalan Kebebasan: Sebuah Esai Pemikiran al-Gaz±l³” (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1992). Munir dalam karyanya ini melakukan studi kritis secara holistis 

dengan menyoroti pemikiran seputar filsafat dan kebebasan berpikir untuk 

menemukan kebenaran dan Tuhan, hingga sampai pada analisis ibadah sebagai 

dinamika hidup dan proses pembebasan dari aspek ilmu, budaya dan dakwah.   

 Mukhtar Holland dalam karyanya “Inner Dimensions of Islamic Worship”. 

Kemudian diterjemahkan dari bahasa Inggris dengan judul “Ibadah Perspektif 

Sufistik” oleh Roudlon (Risalah Gusti, 1999). Walaupun karya ini lebih 

merupakan terjemahan dari beberapa bagian dalam kitab “I¥y± ‘Ulm al-D³n” 

tentang salat, puasa, zakat dan haji. Namun Mukhtar Holland telah memberi 

apresiasi melalui uraiannya yang lebih menyentuh aspek batiniyah dari suatu 

kewajiban ibadah. 

 Ali Issa Othman dalam sebuah kaaryanya “The Concep of Man in Islam 

The Writings of al-al-Gaz±l³ (D±r al-Ma’±rif, 1960). Kemudian diterjemahkan dari 

Bahasa Inggris dengan judul “Manusia Menurut al-Gaz±l³” oleh Johan Smit, 

Anas Mahyuddin dan Yusuf. Dalam tulisan ini, Ali Issa Othman sangat konsen 

terhadap kajian manusia dengan segala aspak potensi yang dimiliki, baik secara 

intelektual maupun secara spiritual, termasuk bagaimana cara membangkitkan 

potensi tersebut. Di sinilah ia melakukan kajian mendalam terhadap pandangan 
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al-Gaz±l³ tentang konsep tsawufnya yang pada akhirnya mengatakn bahwa dari 

sekian banyak potensi-potensi yang dimiliki manusia, seharusnya berujung pada 

pemanfaatan cinta kepada Allah swt. 

Berdasarkan beberapa penelitian dan kajian di atas tentang spiritualitas 

al-Gaz±l³, membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda 

dengan penelitian yang sudah ada, karena penelitian ini lebih menekankan pada 

eksplorasi penafsiran al-Gaz±l³ secara komprehensif dan holistik dengan 

pendekatan sufistik melalui ayat-ayat yang mengandung makna batin (esoteric) 

maupun zahir (eksoteric), khususnya dalam kitab “I¥y± ‘Ulm al-D³n”. 

F. Kerangka Teoretis 

Alquran ibarat sebuah berlian yang menyilaukan mata para pengkaji 

Alquran dan terkesima dengan keindahan bahasanya. Olehnya itu, para pengkaji 

Alquran masing-masing merumuskan teori dan metodologi untuk menemukan 

makna ayat-ayatnya. Teori-teori tersebut, terus mengalami perkembangan pesat 

dan secara gradual, kemudian dikukuhkan sebagai salah satu disiplin ilmu. Na¡r 

¦±mid Ab Zaid misalnya, secara berani mengatakan bahwa “peradaban Arab 

adalah peradaban teks” dan Amin al-Khl³ menegaskan bahwa “Alquran adalah 

kitab sastra Arab terbesar dan teragung”, maka sepantasnya harus didekati 

dengan pendekatan ilmu-ilmu kemanusiaan seperti bahasa, sastra, sosial dan 

psikologi dan sebagainya. 

Dalam perjalanannya, perkembangan tafsir secara garis besar dikenal tiga 

sumber penafsiran yakni tafs³r bi al-riw±yah, tafs³r bi al-ra’yi, kemudia tafsir sufi 
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(isy±r³). Di antara ketiga sumber tafsir tersebut, maka tafs³r bi al-ra’yi yang 

mendapat respon yang sangat basar dan variatif dari pengkaji Alquran yang 

disebabkan oleh perkembangan zaman dan peradaban manusia.  

Tafs³r bi al-ra’yi ini, dengan pendekatan bahasa dan sastra adalah tafsir 

yang paling menonjol di abad modern, karena dianggap memiliki landasan 

teoritis dan konstruk epistomologi pada masa klasik dan hasil akumulasi dari 

pergumulan ilmu-ilmu modern. Kehadiran Mu¥ammad ‘Abduh dan °±ha ¦usain 

kemudian memuluskan jalan bagi Amin al-Khl³ dan penerus-penerusnya 

dengan mereformulasi dan menetapkan prinsip-prinsip metodologis dalam seni 

interpretasi yang dalam pembacaan kontemporer dikenal dengan Hermeneutika. 

Na¡r ¦±mid Ab Zaid, mencoba mendialektikan antara teks dan realitas dengan 

teori makna dan maghza (signifikansi) yang berubah-rubah yang didasari dengan 

semangat objektivitas penafsiran.50 

M. Quraish Shihab sebagai salah seorang mufasir Indonesia telah 

mengutip pendapat mufasir terkemuka seperti Mu¥ammad Arkon, Mu¥ammad 

‘Abduh dan ‘Abdull±h Darr±s tentang Alquran yang memiliki potensi untuk 

ditafsirkan dari berbagai sudut pandang. Mu¥ammad Arkon misalnya, seorang 

pemikir al-Jazair kontemporer, menulis bahwa “Alquran memberikan 

kemungkinan arti yang tak terbatas, senantiasa terbuka untuk penafsiran baru 

(reinterpretasi), tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal.51  

                                                 
50Lihat Na¡r ¦±mid Ab Zaid, al-Na¡, al-Sul¯ah, al-¦aq³qah (Beirt: al-Markaz al-¤aqaf³ 

al-‘Arab³, 1995), h. 116. 

51M. Quraish Shihab, Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam 
Kehidupan Masyarakat, h. 72. 
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Dengan demikian, tafsir sebagai usaha untuk memahami dan 

menerangkan maksud dan kandungan ayat mengalami perkembangan yang 

cukup bervariasi. Misalnya, corak penafsiran Alquran adalah suatu hal yang tak 

dapat dihindari. M. Quraish Shihab, mengatakan bahwa corak penafsiran yang 

dikenal selama ini adalah corak sastra bahasa, corak filsafat dan teologi, corak 

penafsiran ilmiah, corak fikih atau hukum, dan corak tasawuf. Ahmad As. 

sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab bahwa secara umum pendekatan yang 

sering dipakai oleh para mufasir adalah pendekatan bahasa, konteks antara kata 

dan ayat, dan sifat penemuan ilmiah.52 Selanjutnnya, corak penafsiran tersebut 

melahirkan metode penelitian yang populer dengan istilah: (1) tafsir analisis (al-

ta¥l³l³), (2) tafsir tematik (al-maud‘³), (3) tafsir holistik (kull³). (4) tafsir 

perbandingan (al-muq±ran).  

Di antara tokoh mufassir yang dianggap berjasa dalam melahirkan teori-

teori tafsir, khususnya dalam pendekatan kebahasaan adalah Muj±hid, Ibn Juraij, 

Maq±til Ibn Sulaiman, Sufy±n al-¤aur³, Ab ‘Ubaidah al-Mu£anna’ dan Ya¥ya 

                                                 
52Penjelasan: a. Corak sastra bahasa, timbul akibat banyaknya orang-orang non-’Arab 

memeluk agama Islam, serta kebutuhan-kebutuhan untuk menjelaskan tentang keistimewaan dan 
kedalaman arti kandungan Alquran. b. Corak filsafat dan teologi, akibat penerjemahan kitab 
filsafat, serta akibat masuknya penganut agama-agama lain ke dalam Islam yang dengan sadar 
atau tanpa sadar masih mempercayai beberapa hal dari kepercayaan lama mereka. c. Corak 
penafsiran ilmiah: akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha penafsiran untuk memahami 
ayat-ayat Alquran sejalan dengan perkembangan ilmu. d. Corak fikih atau hukum: akibat 
berkembangnya ilmu fikih, dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih, yang setiap golongan 
berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka 
terhadap ayat-ayat hukum. e. Corak tasawuf: akibat timbulnya gerakan-gerakan sufi sebagai 
reaksi dari kecenderungan terhadap materi, atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang 
dirasakan. f. Bermula pada masa Syaikh Mu¥ammad ‘Abduh (1849-1905), corak-corak tersebut 
mulai berkurang dan perhatian lebih banyak tertuju kepada corak sastra budaya 
kemasyarakatan. Lihat M. Quraish Shihab, Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu 
Dalam Kehidupan Masyarakat, h. 73. 
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Ibn Ziy±d al-Farra’.53 Para sarjana tersebut dalam karya-karyanya, secara implisit 

menegaskan bahwa Alquran adalah sebuah teks berbahasa Arab, sehingga ilmu 

bahasa Arab merupakan perangkat pertama dan nisacaya dalam memahami teks 

Alquran. Mereka bersepakat bahwa dalam wilayah kebahasaan terdapat dua 

aspek dan tingkatan yang saling terkait yaitu apa yang terdapat dalam disiplin 

bahasa kontemporer dengan “sintagma“ (tark³b) sebagai bagian integral dari 

pembentukan dan bangunan sebuah kalimat, serta “paradigma” («al±lah), 

sebagai elemen pembangun lainnya dalam bahasa.54 

Setelah generasi Muj±hid, mufasir terkenal dengan pendekatan bahasa 

adalah ‘Abd al-M±lik Ibn ‘Abd al-A³iz Ibn Juraij. Ia termasuk dalam sederet 

pengkaji Alquran klasik yang mengedepankan prinsip bahwa bagian Alquran 

menjelaskan bagian yang lain (Al-Qur’±n yufassiru ba’duhu ba’dan), dan 

berkeyakinan bahwa konteks ayat dalam Alquran memiliki peran penting. 

Kesadaran akan konteks dari sebuah teks sebagai perangkat adalah keniscayaan 

dalam memahami teks keagamaan. Dalam kacamata semantik modern, sering 

disebut dengan “makna dasar”  dan “makna relasional”. Demikian juga Ibn 

Juraij menaruh perhatian pada gaya tutur stilistika (gaya bahasa dalam 

kesustraan) Alquran yang beragam dan membicarakan pengualangan kata atau 

kalimat (al-tikr±r) serta tertarik dengan gramatikal ayat-ayat Alquran.55 

                                                 
53M. Nur Khalis Setiawan, Al-Qur’an Kitab Sastra Terbesar (Yogyakarta: elSAQ Press, 

2005) h. 138-139. 

54M. Nur Khalis Setiawan, Al-Qur’an Kitab Sastra Terbesar, h. 138-139. 

55M. Nur Khalis Setiawan, Al-Qur’an Kitab Sastra Terbesar, h. 143-146. 
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Untuk mengkaji lebih jauh konstruksi epistemologi tafsir dengan 

menggunakan pendekatan kebahasaan dan sastra, maka terlebih dahulu 

memaparkan definisi epistomologi itu sendiri. Epistemologi adalah suatu disiplin 

ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Evaluatif berarti bersifat menilai 

yakni menilai suatu keyakinan, sikap, pernyataan pendapat, teori pengetahuan 

dapat dibenarkan, dijamin kebenarannya, atau memiliki dasar yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara nalar. Normatif berarti menentukan tolak ukur, 

dalam hal ini, tolak ukur kenalaran adalah kebenaran pengetahuan. Sedangkan 

kritis berarti banyak mempertanyakan dan menguji kenalaran cara maupun hasil 

kegiatan manusia mengetahui.56  

Secara kategoris, Jhon Wansbrough memetakan karya-karya tafsir yang 

muncul pada era klasik  menjadi lima jenis. Pertama, tafsir naratif, yakni tafsir 

yang penjelasannya disertai ulasan di sekitar konteks turunnya ayat. Contoh 

tafsir model naratif adalah tafsir karya Sulaiman Ibn Maq±til. Kedua, tafsir legal, 

yaitu tafsir yang sangat kental dengan nuansa hukum. Tafsir karya Sulaiman ini 

juga merupakan contoh yang baik bagi model tafsir jenis legal. Ketiga, tafsir 

tekstual, yaitu tafsir yang lebih fokus pada uraian tentang aspek-aspek leksikon 

(senarai kata) dalam ragam bacaan ayat Al-Quran. Contohnya adalah tafsir 

Ma’±n³ al-Qur’±n karya al-Farra’. Tafsir ini berusaha menjelaskan berbagai 

problem gramatikal dan tekstual Alquran. Keempat, tafsir retorik yaitu tafsir yang 

lebih menonjolkan uraian tentang retorika dan sastra Alquran, seperti tafsir Maj±z 

                                                 
56J. Sudarminta, Epistomologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan (Yogyakarta: 

Kanisius, 2002), h. 18-19. 
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al-Qur’±n karya Ab ‘Ubaidah. Kelima, tafsir alegoris yaitu tafsir yang 

mengungkap makna simbolik Alquran. Tafsir sufistik karya al-Tustar³, merupakan 

contoh yang baik bagi jenis tafsir alegoris.57 

Metodologi penafsiran dengan pendekatan kebahasaan, baik oleh ulama 

mutaqaddim³n maupun muta’akhir³n, secara umum bersifat deduktif-analitik. 

Deduktif berarti menafsirkan teks Alquran dengan berupaya merincikan makna 

asli (exact meaning) kosa kata Al-Quran dengan merujuk pada pemakaian 

bahasa bangsa Arab pada masa Alquran diturunkan dengan pendekatan filologi 

terhadap syair-syair jahiliyah dan bahasa Arab kuno. Analitik berarti menafsirkan 

Alquran dengan cara atomistis (menguraikan secara detail), parsial dan terpisah-

pisah sesuai dengan urutan ayat Alquran dalam mus¥af u£m±ni. Pada 

perkembangannya corak penafsiran kebahasaan jenis ini, menyesaki Alquran 

dengan kaidah-kaidah kebahasan dari segi gramatikalnya, sehingga Mu¥ammad 

‘Abduh dikritik dengan mengatakan bahwa analisis i’rab Alquran pada 

penafsiran kebahasaan tidak layak disebut sebagai tafsir, tetapi sebagai ajang 

latihan disiplin ilmu gramatikal Arab terhadap Alquran.58 

Pada perkembangan selanjutnya, para gramatikus yang bergelut dengan 

penafsiran Alquran merumuskan beberapa kaidah dengan pendekatan 

kebahasaan sebagai berikut: 

                                                 
57Abd. Mustaqim, Epistomologi Tafsir Kontemporer (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 44. 

58Mu¥ammad ‘Abduh, al-A’m±l al-K±milah li Im±m al-Syaikh Mu¥ammad ‘Abduh, tahq. 
Mu¥ammad ‘Im±rah (Cairo: D±r al-Syurq, 2009), h. 11. 
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1. Redaksi yang bersifat umum mengandung pengertian umum yang sepadan  

2. Alif-l±m pada kata sifat dan ism al-jins, menunjuk seluruh pengertian yang 

tercakup di dalamnya  

3. al-Nak³rah dalam konteks al-nahy, al-nafy, al-syarah atau al-istifh±m 

menunjuk pada pengertian umum. 

4. al-Mu«±f (kata kepunyaan) juga menunjuk pada pengertian umum sebagai 

ism al-jam’i  

5. Ism yang disebutkan secara tersendiri menunjuk pada pengertian secara 

umum.  

6. Peniadaan objek kalimat yang menunjuk pada pengertian umum yang 

sepadan.  

7. Jaw±b al-syar¯ yang tidak disebutkan dalam ayat menunjukkan penting 

atau dahsyatnya hal yang dibicarakan.59 

Dalam ilmu semantik kontemporer, makna dapat diklasifikasikan dengan 

makna dasar dan makna relasional. Makna dasar yang dimaksud di sini adalah 

kandungan kontekstual dari kosa kata yang akan tetap melekat pada kata 

tersebut, meskipun kata tersebut dipisahkan dari konteks pembicaraan kalimat.  

Sementara makna relasional adalah makna konotatif, yang dalam prakteknya, 

sangat bergantung kepada konteks sekaligus relasi dengan kosa kata lainnya 

dalam kalimat.60  

                                                 
59Ahmad Izzan, Metodologi Ilmu Tafsir (Bandung: Tafakur, 2011), h. 127-144. 

60Ahmad Izzan, Metodologi Ilmu Tafsir, h. 166. 
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Mengenai validitas penafsiran dengan pendekatan kebahasaan dalam 

Alquran, sejatinya keabsahan sebuah penafsiran jika penafsiran tersebut sesuai 

dengan makna asli (exact meaning) atau makna dasar bahasa Arab ketika 

Alquran diturunkan. Begitu pula validitas penafsiran dengan pendekatan sastra 

apabila sebuah penafsiran sesuai atau adanya keterkaitan (aspek relasional) 

dengan makna dasar. 

Mu¥ammad ‘Abduh yang juga merupakan representator penafsir modern 

dengan corak adb-al-ijtim±’i (corak sastra dan sosial), Mu¥ammad ‘Abduh 

menegaskan bahwa sebaik-baik sumber penafsiran dalam memahami term 

Alquran adalah kembali kepada Alquran itu sendiri dengan bahasa Arab ketika 

diturunkan dan mengkritik upaya memahami makna teks dengan merujuk pada 

term agama-agama samawi yang memiliki jarak waktu yang berabad-abad.61  

Di samping itu, sumber penafsiran lainnya adalah perangkat-perangkat 

interpretasi tradisional (‘ilm al-ma’±n³ dan al-bay±n atau lebih dikenal dengan 

stilistika) untuk membuka makna teks.62 Menjadikan akal sebagai otoritas 

mendasar dalam interpretasi Alquran.63 Ilmu tentang kondisi-kondisi manusia 

yang juga dikenal dengan sosiologi dan pendekatan historis terhadap ruang 

lingkup Alquran mendapat perhatian oleh Mu¥ammad ‘Abduh, sehingga Na¡r 

¦±mid Ab Zaid mengatakan bahwa Mu¥ammad ‘Abduh telah menyatukan apa 

yang berasal dari tradisi (tur±£) dengan ilmu-ilmu modern dalam upayanya 

                                                 
61Mu¥ammad ‘Abduh, al-A’m±l al-K±milah li Im±m al-Syaikh Mu¥ammad ‘Abduh, h. 9. 

62²m³n al-Khl³ dan Na¡r ¦±mid Ab Zaid, Metode Tafsir Sastra, terj. Khairon Nahdiyyin  
(Yogyakarta: Adab press, 2004), h. 130.  

63²m³n al-Khl³ dan Na¡r ¦±mid Ab Zaid, Metode Tafsir Sastra, h. 133. 
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memberikan respon terhadap tantangan yang dilontarkan pada nalar muslim 

yang menganggap Alquran sebagai rujukan utamanya.64 

Oleh karena itu, interpretasi yang dilakukan ‘Abduh bertumpu pada 

otoritas bahasa dan otoritas pengetahuan modern di dalam suatu bangunan 

metodologis yang cermat. 65  

Terkait dengan validitas penafsiran masa kontemporer menganut tiga 

teori kebenaran yaitu teori koherensi, teori korespondensi, dan teori 

pragmatisme. Pertama, teori koherensi, teori ini mengatakan bahwa sebuah 

penafsiran dianggap benar apabila ia sesuai dengan proporsi-proporsi 

sebelumnya dan konsisten menerapkan metodologi yang dibangun oleh setiap 

penafsir.66 Kedua, teori korespondensi adalah sebuah penafsiran dikatakan benar 

apabila ia berkorespondensi, sesuai dan cocok dengan fakta ilmiah di 

lapangan.67 Para penafsir sastra Alquran menganut teori ini lantaran mereka 

sangat mengindahkan ojektivitas penafsiran yang diukur oleh adanya kesesuaian 

antara hasil penafsiran dengan makna dasar ketika Alquran diturunkan dengan 

menggunakan pendekatan historis dan filologi. Ketiga, teori pragmatisme, teori 

ini mengatakan bahwa sebuah penafsiran dikatakan benar apabila ia secara 

praktis mampu memberikan solusi prkasis bagi problem sosial yang muncul.68  

                                                 
64Mu¥ammad ‘Abduh, al-A’m±l al-K±milah li Im±m al-Syaikh Mu¥ammad ‘Abduh, h. 

10-11. 

65 ²m³n al-Khl³ dan Na¡r ¦±mid Ab Zaid, Metode Tafsir Sastra, h. 314. 

66Abd. Mustaqim, Epistomologi Tafsir Kontemporer, h. 83. 

67Abd. Mustaqim, Epistomologi Tafsir Kontemporer, h. 83. 

68Abd. Mustaqim, Epistomologi Tafsir Kontemporer, h. 83. 
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Dalam khazanah ilmu tafsir ditemukan dua term yang sangat akrab bagi 

pengkaji tafsir yakni, tafsir dan takwil. Istilah tafsir lebih dikenal sebagai cara 

untuk mengurai bahasa, konteks dan pesan-pesan moral yang terkandung dalam 

teks atau nas kitab suci. Sedangkan takwil lebih pada penemuan makna dari teks 

yang bersifat metaforis. Takwil dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu; 

pertama, takwil atau penafsiran yang melewati batas-batas leksikal dan adanya 

keterkaitan dengan makna dasar. Penafsiran jenis ini, kerap digunakan dalam 

tafsir retoris dan sastra Alquran. Kedua, takwil atau penafsiran yang melampaui 

batas-batas leksikal tanpa ada keterhubungan dari segi bahasa dengan makna 

dasar. Metode takwil jenis ini dapat dijumpai dalam tafsir sufistik. 

Metode tafsir dan takwil jenis pertama, dikategorikan dalam nalar bay±ni. 

Sedangkan metode takwil jenis kedua, dikategorikan sebagai metode nalar Irf±ni. 

Pendekatan al-takw³l al-‘ilmi merupakan tawaran solutif Amin Abdullah terhadap 

kegelisahan intelektual dengan menjadikan pendekatan al-takw³l al-‘ilmi sebagai 

model tafsir alternatif terhadap teks menggunakan jalur lingkar hermeneutis yang 

mendialogkan secara sungguh-sungguh antara paradigma epistemologi bay±ni, 

paradigma epistemologi burh±ni dan paradigma epistemologi ‘irf±ni dalam satu 

gerak putar yang saling mengontrol, mengkritik, memperbaiki dan 

menyempurnakan kekurangan yang melekat pada masing-masing paradigma, 

khususnya jika masing-masing paradigma berdiri sendiri-sendiri atau terpisah. 

Pesan kemanusian dan keadilan yang melekat dalam al-Qur’an yang 

sering disebut dengan istilah ra¥matan li al-‘±lam³n (universal) hanya dapat 
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dipahami dengan baik jika para mufasir kontemporer memahami adanya tiga 

paradigma epistemologi pemikiran keislaman dan mampu mendialogkan secara 

kritis-dinamis-proporsional, baik secara pribadi maupun kelompok sehingga 

ekslusivitas pemikiran dan kelembagaan sosial-keagamaan (institution) dapat 

dihindari dan kerjasama berbagai kelompok sosial keagamaan menjadi niscaya 

tanpa harus mendahulukan kultural, sosial maupun keagamaan.69 Dengan 

demikian, apa yang disebut transformasi sosial dan humanisasi ilmu-ilmu 

keislaman lewat penafsiran dan pemaknaan pesan-pesan kitab suci yang bersifat 

emansipatoris dapat teraktualisasikan baik secara teori maupun praksis. 

Selanjutnya, perkembangan tafsir sufistik yang menggunakan paradigma 

‘irf±ni dengan potensi intuitif, tidak dapat dipisahkan dengan tasawuf yakni ilmu 

pengetahuan yang mempelajari cara dan jalan tentang bagaimana seseorang 

dapat berada sedekat mungkin dengan Tuhannya, karena sufi menafsirkan 

Alquran berdasarkan kemampuan spiritual yang diperoleh dari proses sufisme.70 

Intisari dari sufisme adalah kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog 

antara roh manusia dengan Allah swt. dengan mengasingkan diri dan 

berkontempelasi. Ada banyak cara dan jalan yang diperkenalkan para sufi untuk 

memperoleh tujuan tersebut.  

Para sufi menyebutnya dengan istilah maq±mat, yaitu stasiun yang harus 

dijalani para sufi untuk sampai ke tujuan mereka. Dari sekian banyak versi 

                                                 
69Amin Abdullah, Prolog dalam Dekonstruksi Pemahaman Teks Kitab Suci Agama 

(Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2008), h. 1-2. 

70Lihat Harun Nasution, Filsafat dan Mitisisme dalam Islam (Jakarta: Bulan-Bintang, 
1999), h. 54-55. 
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maq±mat, yang biasa disebut tobat, zuhud, sabar, tawakkal dan ridha. Kelima 

stasiun itu harus ditempuh secara bertahap. Untuk berpindah dari satu stasiun ke 

stasiun berikutnya diperlukan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Terkadang 

seorang sufi harus menyelami satu stasiun selama bertahan-tahun sebelum 

akhirnya ia merasa mantap dan dapat berpindah ke stasiun berikutnya. 

Mengenai bentuk hubungan dengan Allah swt. yang menjadi tujuan para 

sufi, ada dua pendapat utama; monoisme dan dualisme. Para penganut aliran 

monoisme berpendapat bahwa tahap puncak hubungan seorang sufi dengan 

Tuhan bersifat manunggal atau monolitik, hubungan ini dapat mengambil 

bentuk ¥ull, itti¥±d atau wi¥dah al-wujd. Para penganut aliran dualisme 

berpendapat bahwa hubungan seorang sufi dengan Tuhan bersifat dulistik. 

Seorang sufi bisa jadi akan sangat dekat dengan Tuhan, sehingga tidak ada lagi 

dinding pemisah antara dia dengan Tuhan, namun dia tetaplah dia dan Tuhan 

tetaplah Tuhan. Bagi aliran dualisme, puncak hubungan seorang sufi dengan 

Tuhannya adalah al-qurb (kedekatan). 

Untuk menguraikan jalan dan tujuan sufisme ini, para sufi menempuh 

dua jalan yang berbeda. Ada yang menggunakan Alquran dan hadis, dan ada 

pula yang menggunakan filsafat. Penganut aliran dualisme umumnya 

menggunakan yang pertama, karena itu, aliran ini biasanya disebut tasawuf 

Sunni. Sedangkan penganut aliran monoisme umumnya menggunakan yang 

kedua, karena itu aliran ini biasanya disebut tasawuf filosofi.71 

                                                 
71Ab al-Waf± al-Gan³mi al-Taftaz±ni, Sufi dari Zaman ke Zaman (Bandung: Penerbit 

Pustaka, 1997), h. 140 dan 187. 
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Ma¥md Basyn³ Faudah, menyebut kedua macam aliran tasawuf 

tersebut dengan isitilah tasawuf teoritis dan tasawf praktis. Tasawuf teoritis 

adalah tasawuf yang didasarkan pada pengamatan, pembahasan dan 

pengkajian, dan karena itu mereka menggunakan filsafat sebagai sarananya. 

Sedangkan tasawuf praktis adalah tasawuf yang didasarkan pada kezuhudan, 

yakni banyak berzikir dan latihan-latihan keruhanian. Menurut Faudah, para 

penganut kedua aliran ini mendekati Alquran dengan cara yang berbeda. Karena 

itu, produk penafsirannya pun relatif berbeda. Ia membedakan keduanya 

dengan istilah tafs³r sf³ na§ar³ dan tafs³r sf³ isy±r³. Tafs³r sf³ na§ar³ adalah 

produk sufi teoritis seperti Ibn ‘Arabi. Sedangkan tafs³r sf³ isy±r³ adalah produk 

sufi praktis seperti al-Naysabr³, al-Tustar³, dan Ab ‘Abdurrahm±n al-Sulam³.72 

Menurut mufasir sf³ isy±r³, di balik makna zahir dalam redaksi teks 

Alquran tersimpan makna batin. Untuk mendapatkan makna batin Alquran 

tersebut seseorang harus terlebih dahulu melakukan prilaku zuhud untuk 

membersihkan hati melalui tingkatan-tingkatan maq±m. Setelah mendapakat 

kemampuan batin berupa ilmu makrifat dan kasyf yakni terbukanya hijab antara 

seorang hamba dengan Tuhannya, maka ia sudah dapat menangkap simbol-

simbol atau isyarat-isyarat batin tentang makna Alquran.   

G. Metodologi Penelitian 

 Seyogyanya suatu penelitian ilmiah, harus menggunakan metodologi 

sebagai acuan dalam proses penelitian agar data dan hasilnya dapat 

                                                 
72Ma¥md Basyn³ Faudah, al-Tafs³r wa Man±hijuh f³ ¬aui al-Ma©±hib al-Isl±miyah, h. 

246.   
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dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula. Atas dasar itulah, dalam penelitian 

ini digunakan beberapa metode sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian   

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang 

bersifat eksploratif yakni penulis berupaya melakukan studi mendalam dan 

penyelidikan secara kritis terhadap pemahaman dan epistemologi serta 

penafsiran sufistik al-Gaz±l³ dalam kitab I¥y± ‘Ulm al-D³n. Olehnya itu, 

penelitian ini termasuk penelitian tafsir. Hal ini dilakukan untuk menemukan 

suatu temuan ilmiah atau teori-teori baru, dan pengembangan dari teori yang 

sudah ada atau memberikan dasar bagi penelitian lanjutan.  

2. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini memfokuskan pada penelitian terhadap penafsiran sufistik 

al-Gaz±l³ terhadap ayat-ayat Alquran yang mengandung makna batin yang 

secara otomatis bersentuhan dengan berbagai disiplin ilmu lain, maka 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

multidisipliner berupa pendekatan sufistik, filosofis, eksegesis, dan teologis 

normatif.  

Sehubungan dengan penelitian ini yang memfokuskan kepada penafsiran 

sufistik al-Gaz±l³ terhadap ayat-ayat Alquran, maka pendekatan sufistik yang 

digunakan terbagi dua sesuai pembagian tasawuf yaitu pendekatan tafsir sufi 

na§ar³y dan tafsir sufi isy±r³, namun penafsiran sufi isy±r³ mendapat porsi lebih 

besar, karena memiliki relevansi yang sangat erat dengan objek penelitian yakni 

penafsiran sufistik al-Gaz±l³ dalam kitab “I¥y± ‘Ulm al-D³n”. 
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Pendekatan filosofis terhadap pemahaman ayat Alquran merupakan 

sebuah upaya untuk menggali hakekat makna sebuah ayat secara mendalam 

dengan menggunakan kerangka pemikiran filsafat dengan tiga unsur yaitu 

ontologis, epistimologis dan aksiologis.73 Namun demikian, pendekatan ini masih 

menjadi pro-kontra di kalangan ulama. Ulama yang mendukung beralasan 

bahwa filsafat dapat dipergunakan sebagai pendekatan tafsir setelah 

menghilangkan nuansa-nuansa pemikiran yang bertentangan dengan ajaran 

Islam. Ulama yang tidak mendukung beralasan bahwa ilmu tersebut banyak 

bertentangan dengan ajaran Islam. Kelompok yang menolak seperti Fakhr al-

R±z³ dalam tafsirnya Maf±ti¥ al-Gaib. Sedangkan tafsir yang diwarnai dengan 

corak filsafat terhadap ayat-ayat Alquran seperti °an¯±w³ Jauhar³ dengan 

tafsirnya al-Jaw±hir f³ Tafs³r al-Qur’±n al-Kar³m.74 

Pendekatan eksegesis dimaksudkan bahwa data-data yang diperoleh 

bersumber dari kitab-kitab, dan menjelaskan suatu kata, kalimat, paragraf 

dengan tujuan untuk mengetahui isi dan maksud penulis dalam sebuah teks 

dengan memperhatikan corak gaya bahasa yang di gunakan. Selain itu, 

menyelami sejarah penulis, latar belakang, geografis dan kebudayaan. 

 Selanjutnya, digunakan pula pendekatan teologis normatif. Dalam 

makna yang sederhana, pendekatan teologis normatif adalah sebuah upaya 

dalam memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang 

                                                 
73Lihat Abd. Djalal, Urgensi Tafsir Maudlui pada Masa Kini (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 

1990), h. 77.   

74Lihat Muhaemin, dkk., Dimensi-dimensi Studi Islam (Surabaya: Abditama, 1994), h. 
127.  
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bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan 

dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.  

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendekatan teologis normatif 

dalam studi agama adalah merupakan pendekatan iman untuk merumuskan 

kehendak Tuhan berupa wahyu yang disampaikan kepada para Nabi agar 

kehendak Tuhan itu dapat dipahami secara dinamis dalam konteks ruang dan 

waktu. Secara umum, pendekatan teologis normatif ini bertujuan untuk mencari 

pembenaran dari suatu ajaran agama atau dalam rangka menemukan 

pemahaman keagamaan secara normatif yaitu ayat-ayat Alquran yang diyakini 

sebagai sumber yang benar (qa¯’i al-wurd).  

Keempat pendekatan yang disebutkan di atas, dimaksudkan agar dalam 

penelitian, penulis dapat melihat secara komprehensif dan holistis dari segala 

aspek yang berhubungan dengan objek penelitian. 

 3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan 

penelitian kepustakaan (library research), yakni data yang digunakan murni data 

kepustakaan yang bersumber dari data tertulis yang telah dipublikasikan. Metode 

yang digunakan yaitu dengan cara mengklasifikasi sumber pokok dan menelaah 

sebagai sumber primer yaitu kitab I¥y± ‘Ulm al-D³n, karya al-Gaz±l³. Kitab ini 

terdiri dari empat jilid. Dari keempat jilid tersebut, dikelola satu persatu untuk 

mengetahui dan mengungkapkan epistemologi dan penafsiran sufistiknya. 
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Selain itu, penulis mengutip data yang bersumber dari berbagai literatur 

atau referensi yang memiliki relevansi dengan objek penelitian sebagai data 

sekunder, baik dalam bentuk buku, makalah, surat kabar dan majalah, maupun 

media elektronik dan website. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini 

menggunakan data-data deskriptif. Pada tahapan berikutnya, data yang 

terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk menemukan suatu konklusi 

secara komprehensif. Adapun sumber primer dan data sekunder yang di 

maksud, sebagai berikut: 

a. Sumber primer 

Sumber primer adalah sumber data pokok yang dijadikan acuan dalam 

membahas topik atau objek penelitian. Karena studi ini menyangkut penafsiran 

sufistik al-Gaz±l³, maka sumber utamanya adalah karyanya yang benuansa 

sufistik yakni “I¥y± ‘Ulm al-D³n”, yang berjumlah empat jilid. 

b. Data sekunder 

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagian karya al-

Gaz±l³ dan literature lainnya yang memiliki relevansi dengan objek penelitian 

yakni buku-buku yang membahas tentang penafsiran sufistik, atau spiritualitas, 

baik secara langsung maupun tidak, seperti karya al-Gaz±l³ Misyk±t al-Anw±r, 

dan Minh±j al-‘²bid³n yang kemudian disyar¥ oleh Syekh A¥mad bin Zain³ 

Da¥lan al-¦usain³ al-Hasim³ dengan judul “Sir±j al-°±lib³n”. Selain itu, bebarapa 

karya al-Gaz±l³ seperti “Miz±n al-‘Amal” dan Muk±syafah al-Qulb, Kitab al-
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Arba’³n f³ U¡l al-D³n (teosofia Alquran), Ma¥abbah wa al-Syauq wa al-Uns wa 

al-Ri«± dan Bid±yah al-Hid±yah, Fannu al-ªikr wa al-Du’±’ ’Inda Khatm al-

Anbiy±,  yang juga merupakan karyanya yang cukup sarat dengan bahasan 

potensi-potensi spiritualitas. Kemudian al-Munqi£ min al-¬al±l, al-Taubah ilall±h 

wa Mukaffir±t al-©unb dan Rau«ah al-°alib³n wa ‘Umdah al-S±lik³n. 

Karya-karya yang lain yang sarat dengan nuansa sufistik seperti; karya 

tafsir Ibn ‘Arab³ yang terkenal yaitu Fuss al-¦ikam. Kitab ini sering dikutip 

karena banyak memuat pemikirannya tentang konsep spiritualitas. Karya tasawuf 

al-Qusyair³ yang terkenal dengan judul “al-Ris±lah al-Qusyairiyah” (Mesir-1867 

M). Jhon Renard dalam karyanya ”Knowledge of God in Classical Sufism: 

Foundation of Islamic Mystical Theology”, dialih bahasakan oleh Musa Kazhim 

dan Arif Mulyadi dengan judul “Mencari Tuhan: Menyelam ke Dalam Samudra 

Makrifat” (Mizan-2004). 

Jalaluddin Rumi, “Yang Mengenal Dirinya yang Mengenal Tuhannya” 

diterjemahkan dari bahasa Inggris “Signs of the Unseen: The Discourses of 

Jalaluddin Rumi” (Pustaka Hidayah-2004). Karya seorang mursyid Sufi Robert 

Frager yaitu Profesor Psikologi pada Institute of Transpersonal Psychologi, 

California “Heart, Self & Soul: The Sufi Psychology of Growth, Balance and 

Harmony” (Serambi Ilmu Semesta-2005). Syekh Mu¥ammad Hisyam al-

Kabbani “Self-Purification and The State of Exellence: Encyiclopedia of Islamic 

Doctrine”, diterjemehkan oleh Zaimul Am dengan judul “Tasawuf dan Ihsan: 

Anti Virus Kebatilan dan Kezaliman” (Serambi Ilmu Semesta-2007). 
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Selain itu, karya seorang Ulama Sufi A¥mad Ibn ‘A¯illah yang berjudul al-

Hikm dan “al-Tanw³r f³ Isq±¯ al-Tadb³r”, kemudian diterjemahkan oleh Fauzi 

Faisal Bahresy ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul “Mengapa Harus 

Berserah” (Serambi-2007). Ahmad Jauhar Tauhid “Kompas Rohani: Ikhtiar 

Mukmin Modern dalam Menapaki Jejak Mu¥ammad Raslull±h (Serambi-2007). 

Karya Amin Syukur yang berjudul “Zuhud di Abad Modern” (Pustaka Pelajar 

2004). Karya Im±m A¥mad bin ¦anbal dengan Judul “al-Zuhd” diterjemahkan 

oleh Kathur Suhardi dengan judul “Zuhud Cahaya Qalbu” (Darul Falah-2007). 

Masih banyak lagi literatur lain yang belum sempat disebutkan pada bagian ini. 

Data-data sekunder tersebut sangat membantu dalam memahami dan 

menganalisa apa yang terkandung dalam sumber-sumber primer.  

 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data  

  Mengingat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research),  

maka metode pengolahan data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Adapun 

metode ini menghendaki penegasan penggunaan teknik analisis dan interpretasi. 

Dalam hal ini, teknik analisis mencakup reduksi data dan kategorisasi, 

selanjutnya dianalisis menggunakan paradigma; pertama, induktif yakni 

menganalisa data yang bersifat khusus untuk memperoleh gambaran yang 

bersifat umum. Kedua, deduktif yakni menganalisis data yang bersifat umum 

kekhusus. 

  Data yang telah terkumpul, dianalisis yaitu mendeskripsikan penafsiran 

sufistik al-Gaz±l³ secara sistematis dan objektif dengan mengacu kepada analisis 
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filosofis yang memuat tiga aspek: ontologis, epistimologi, dan aksiologis, yakni 

dengan mengkritisi secara objektif penafsiran sufistik al-Gaz±l³ yang berhubungan 

dengan interpretasi Alquran. Pendapat para ahli yang relevan juga digunakan.  

  Tahap berikutnya adalah teknik interpretasi, yaitu memahami pokok 

pikiran al-Gaz±l³ untuk memperoleh gambaran atau kejelasan mengenai 

penafsiran sufistiknya. Teknik interpretasi ini dapat dilakukan dengan; pertama, 

teknik interpretasi tekstual dan kontekstual yakni objek yang diteliti ditafsirkan 

menggunakan teks-teks Alquran atau dengan hadis Nabi. Dasar penggunaan 

teknik ini adalah penegasan Alquran bahwa ia berfungsi sebagai penjelas 

terhadap dirinya sendiri dan tugas rasul sebagai mubayyin terhadap Alquran.75 

Kedua, teknik interpretasi komparasi; yaitu suatu upaya untuk menganalisis data 

secara komparatif yang bersifat konsep atau teori guna mendapatkan suatu 

rumusan data yang lebih argumentatif dan akurat. Ketiga, Teknik interpretasi 

teleologis yaitu teknik interpretasi terhadap ayat-ayat Alquran dengan kaidah 

fikih dan penekanannya terhadap tujuan tertentu yakni kesejahteraan, dan 

kebahagiaan dunia dan akhirat. Keempat, adalah teknik interpretasi logis yaitu 

menggunakan prinsip-prinsip logika dalam memahami kandungan Alquran. 

Dalam hal ini, kesimpulan diperoleh dengan cara berfikir logis yakni deduktif 

atau induktif. Penggunaan teknik ini mengacu kepada prinsip dasar bahwa tafsir 

pada hakikatnya adalah kegiatan ilmiah yang memerlukan penalaran ilmiah.76   

                                                 
75Abd. Muin Salim, Metodologi Tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistemologi Memantapkan 

Keberadaan Tafsir Sebagai Disiplin Ilmu, h. 33. 

76Abd. Muin Salim, Metodologi Tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistemologi Memantapkan 
Keberadaan Tafsir Sebagai Disiplin Ilmu, h. 33-36. 
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Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian, termasuk transliterasi 

Arab ke Latin  dan singkatan, berdasar pada buku “Pedoman Penulisan Karya 

Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian) UIN Alauddin 

Makassar (2013)”. 

 H. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 1. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian disertasi ini bertujuan: 

a.  Untuk mengetahui pemikiran al-Gaz±l³ tentang tafsir dan tasawuf. 

b.  Untuk mengetahui epistemologi penafsiran sufistik al-Gaz±l³. 

c.  Untuk melakukan eksplorasi penafsiran sufistik al-Gaz±l³ terhadap ayat-ayat 

Alquran dalam kitab “I¥y± ‘Ulm al-D³n” dan relevansinya dalam konteks 

masyarakat modern. 

 2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah (academic significance) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

mengenai pemikiran dan penafsiran sufistik al-Gaz±l³ terhadap ayat-ayat Alquran 

dalam “I¥y± ‘Ulm al-D³n”, sekaligus menambah khazanah intelektual dan 

pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu tafsir pada khususnya. 

Harapan ini merupakan cerminan tanggungjawab akademik (academic 

responsibility) dalam turut memikirkan upaya peningkatan kecerdasan spiritual 

(spiritual quotient) dari setiap pribadi Muslim. Karya ilmiah ini diharapkan pula 
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berguna untuk memotivasi para peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian 

lebih komprehensif, sehingga kegiatan penelitian menjadi tradisi ilmiah secara 

kontinu, baik bersifat perorangan maupun kolektif .   

b. Kegunaan Praktis (practical significance) 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi secara 

langsung sebagai berikut:  

1) Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pemerhati kajian-kajian 

tafsir khususnya tafsir sufistik yang dikembangkan oleh al-Gaz±l³. 

Sekaligus sebagai bacaan di tengah-tengah gersangnya kecerdasan 

spiritual muslim akibat fenomena meterialistik yang dapat menjauhkan 

manusia dari nilai-nilai qurani dan norma sosial-budaya masyarakat.  

2) Memberikan kontribusi positif kepada lembaga kajian tafsir, tarekat, dan 

majelis zikir dalam upaya meningkatkan pemahaman keislaman yang 

bersumber dari Alquran, khususnya dalam pencerahan intelektual dan 

kecerdasan spiritual (spiritual quotient) melalui penelitian tafsir.  



BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Definisi Tafsir dan Takwil  

 1. Tafsir 

Istilah tafsir (تفسير) adalah kata serapan (ta¡r³f) dari bahasa Arab. Dalam 

aspek morfologis disebut “ism ma¡dar” yang merujuk kepada derivasi kata kerja 

(fi’il)“  Dalam Alquran, kata tafsir telah ditemukan hanya satu 1.“ تفسیرا -یفسّر  -فسّر

kali pada QS al-Furq±n/25: 33. sebagai berikut: 

                  

Terjemahnya:  

Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang 
ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang 
paling baik penjelasannya.2 

Tafsir secara etimologi berarti والبیان  الشرح  (menerangkan dan 

menjelaskan)3 dan كشف المراد عن اللفظ المشكل (menyingkap maksud dari lafal 

yang sulit),4 keterangan (al-i«±h) dan penjelasan (al-bay±n),5 al-ib±nah wa kasyf 

                                                 
1Ab al-Fadl Jam±l al-D³n Mu¥ammad bin Makram Ibn Manzr al-Ifriq³ al-Mi¡r³, Lis±n al-

’²rab³, Jilid V (Mi¡r: D±r al-Kit±b al-’Arab³, 1967), h. 55. Lihat Juga Ahmad Warson Munawwir, 
Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap, h. 1055. 

2Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 896. 

3Ibr±h³m An³s, dkk., Al-Mu’jam al-Was³¯, Jilid II (Cet. II; Istambul: Maktabah al-Isl±miyah, 
1972), h. 688.  

4Ab al-Fadl Jam±l al-D³n Mu¥ammad bin Makram Ibn Manzr al-Ifriq³ al-Mi¡r³, Lis±n al-
’²rab³, h. 55.  

5Mu¥ammad ¦usein al-ªahab³, al-Tafs³r wa al-Mufasirn, h. 13. 
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al-mug¯i (menjelaskan dan menyingkap sesuatu yang tertutup),6 menerangkan 

dan menyatakan.7 Ada juga yang mengatakan bahwa tafsir adalah al-fasr kasyf 

al-mug¯i (usaha untuk menyingkap sesuatu yang tertutup), dan tafsir juga 

bermakna al-fahmu (pemahaman).  

Dalam kitab Lis±n al-’Arab³, dijelaskan bahwa al-fasr al-bay±n yang 

memiliki arti “keterangan yang memberi penjelasan”. فسر الشیئ yang berarti 

ab±nahu yaitu “menjelaskan”. Lebih lanjut dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa 

tafsir adalah kasyfu al-mur±d ‘an al-laf§i al-musykil (mengungkap arti yang 

dimaksud dari lafal yang sulit (pelik).8 Ada juga sebagian ulama yang 

menyatakan bahwa tafsir diambil dari kata masdar tafs³rah yang berarti suatu 

alat yang dipergunakan dokter untuk mengetahui suatu penyakit.9 

Tidak berlebihan jika dalam sudut pandang bahasa, Roem Rowi 

menyatakan bahwa tafsir berarti penjelas, menyingkap tabir atau analisa laborat 

untuk mendapatkan kejelasan, atau dalam pengertian lain yakni tafsir secara 

bahasa digunakan untuk menyingkap sesuatu, baik yang bersifat indrawi 

maupun yang abstrak dan rasional.10 Sedangkan dalam “Kamus Besar Bahasa 

                                                 
6Mann±’ al-Qa¯¯±n, Mab±hi£ f³ ‘Ulm al-Qur’±n (Beirt: D±r al-Fikr, 1973), h. 323. 

7M. Hasbi Al-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Alquran/Tafsir (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1954), 178. 

8Ab al-Fadl Jam±l al-D³n Mu¥ammad bin Makram Ibn Manzr al-Ifriq³ al-Mi¡r³, Lis±n al-
’²rab³, h. 55. 

9Ma¥md Basyn³ Faudah, al-Tafs³r wa Man±hijuh f³ ¬aui al-Ma©±hib al-Isl±miyah 
(Mi¡r: Ma¯ba’ah al-Am±nah, 1977), h. 1-2. 

10M. Roem Rowi, Pendekatan Teks dan Konteks dalam Tafsir Alquran (Surabaya: IAIN 
Sunan Ampel Surabaya, 1993), h. 1. 
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Indonesia”, tafsir diartikan dengan keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat 

Alquran.11 Poerwadarminta menambahkan dalam kamusnya bahwa tafsir adalah 

keterangan dan penjelasan tentang ayat-ayat Alquran atau kitab suci yang belum 

terang maksudnya.12 Terjemahan Alquran masuk dalam definisi ini.13 

Sedangkan tafsir secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam 

mengemukakan definisinya. al-Zarkasy³ menjelaskan bahwa tafsir adalah suatu 

ilmu yang berguna untuk memahami kitab Allah swt. yang diturunkan kepada 

Nabi Mu¥ammad saw., menjelaskan makna-maknanya, serta mengungkap 

hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya.14 Pengertian 

yang diketengahkan al-Zarkasy³ di atas, lebih cenderung memandang tafsir 

sebagai suatu ilmu. Sedangkan menurut ulama yang lain, tafsir adalah ilmu yang 

menerangkan tentang turunnya ayat, hal ihwalnya, kisah-kisah, sebab-sebab 

yang terjadi dalam proses turunnya, tertib Makkiyah dan Madaniyahnya, 

mu¥k±m dan mutasy±bih-nya, n±sikh dan manskh-nya, kh±s dan ‘am-nya, 

mu¯lak dan muqayyad-nya, mujmal dan mufa¡¡al-nya, ¥al±l dan ¥ar±m-nya, 

wa’ad (janji) dan wa’³d (ancaman), perintah dan larangannya, ungkapan dan 

tamsilnya, dan lain sebagainya.15 

                                                 
11Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 882. 

12WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 
1991), h. 990.  

13Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran Alquran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 
h. 40. 

14Badr al-D³n Mu¥ammad ‘Abdill±h al-Zarkasy³, al-Burh±n f³ ‘Ulm al-Qur±n (Mi¡r: Isa 
al-B±b al-Halab³, t.th.), h. 12. 

15Jal±l al-¬³n al-Suy¯³, Al-Itq±n f³ ‘Ulm al-Qur’±n, Juz II, h. 174. 
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Ab ¦ayy±n dalam al-Ba¥r al-Mu¥³¯ mengungkapkan bahwa tafsir adalah 

ilmu yang membahas tentang cara-cara mengucapkan lafal-lafal Alquran, 

madllah dan a¥k±m-nya secara ifr±di (sendiri-sendiri) dan tark³b (tersusun) dan 

ma’±ni-nya yang mengandung keterangan tentang hal-ihwal susunannya.16 

Sedangkan Ma¥md Basyn³ Faudah mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang 

membahas tentang hal-ihwal Alquran dari segi indikasinya apa yang dimaksud 

oleh Allah swt.17 Hal-ihwal Alquran mengisyaratkan akan kedudukan Alquran 

sebagai kitab petunjuk yang benar, kitab yang berbahasa Arab yang agung dan 

mukjizat abadi bagi Nabi Mu¥ammad Saw. Sedangkan ¦usein al-ªahab³ 

menyatakan dalam karyanya al-Tafs³r wa al-Mufasirn bahwa tafsir adalah 

penjelasan tentang arti atau maksud firman Allah swt. sesuai dengan 

kemampuan manuasia (mufasir).18  

M. Quraish Shihab sependapat dengan ¦usein al-ªahab³ bahwa definisi 

ini memberi ruang tanpa batas bahwa siapapun bisa untuk menafsirkan Alquran 

sesuai dengan kemampuannya.19 Kepastian arti satu kosa kata atau ayat, tidak 

mungkin dicapai jika pandangan hanya tertuju kepada kosa kata atau ayat 

secara berdiri sendiri. Adalah suatu kebenaran yang tidak dapat dibantah bahwa 

seorang mufasir, walaupun ia telah mencapai kedudukan yang tinggi dalam 

                                                 
16Ab ¦ayy±n al-Andalus³, al-Ba¥r al-Mu¥³¯ (Beirt: D±r al-Fikr, 1978), h. 2. 

17Ma¥md Basyn³ Faudah, al-Tafs³r wa Man±hijuh f³ ¬aui al-Ma©±hib al-Isl±miyah, h. 
2. 

18Mu¥ammad ¦usein al-ªahab³, al-Tafs³r wa al-Mufasirn, h. 59. 

19M. Quraish Shihab, Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam 
Kehidupan Masyarakat  (Bandung: Mizan, 1992.), h. 15. 
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keilmuwannya, tidak mungkin mengatakan secara pasti dan final bahwa 

pendapatnya itulah yang dimaksud oleh Allah swt.  

Hal inilah yang terungkap dari definisi tafsir sebagai upaya memahami 

maksud firman Allah swt. sesuai dengan kemampuan manusia. Kebutuhan akan 

tafsir akan menjadi sangat penting, jika manusia menyadari bahwa petunjuk Ilahi 

menjamin kebahagiaan dunia akhirat. Kebutuhan penafsiran Alquran juga terasa 

sangat mendesak mengingat redaksi Alquran yang beragam, ada yang jelas dan 

rinci, ada pula yang samar dan juga ada yang global. 

‘Abdull±h Darr±z menyatakan dalam karyanya “al-Nab±’ al-A§³m” bahwa 

seseorang yang membaca Alquran, maknanya akan jelas di hadapannya, tetapi 

bila ia membacanya sekali lagi, maka ia akan menemukan makna-makna lain 

yang berbeda dengan makna-makna sebelumnya. Demikian seterusnya, sampai 

ia dapat menemukan kalimat atau kata yang memiliki arti yang bermacam-

macam, semuanya benar atau mungkin benar. Ayat-ayat Alquran itu bagaikan 

intan, setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang 

terpancar dari sudut-sudut yang lain. Tidak mustahil, jika seseorang 

mempersilahkan orang lain memandangnya, maka dia akan melihat lebih 

banyak ketimbang apa yang ia lihat. 20  

Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan Mohammed Arkoun, pemikir al-

Jazair kontemporer yang mengatakan bahwa Alquran memberikan kemungkinan 

                                                 
20Lihat ‘Abdull±h Darr±z, al-Nab±’ al-‘A§³m  (Mesir: D±r al-‘Uqbah, 1960), h. 111. 
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arti yang tidak terbatas, ayat-ayatnya selalu terbuka untuk interpretasi baru, tidak 

pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal.21  

M. Quraish Shihab mendefinisikan tafsir sebagai upaya pemahaman 

maksud dari firman Allah swt. sesuai dengan kemampuan manusia.22 Pengertian 

tersebut lebih menekankan proses pemahaman terhadap ayat-ayat Alquran. 

Sedangkan Ibr±h³m An³s mendefinisikannya sebagai kegiatan menjelaskan 

makna-makna Alquran dan menggali kandungannya yang mencakup aspek 

akidah, rahasia-rahasia, hikmah-hikmah dan hukum-hukum.23 

Sejumlah ulama ketika mendefinisikan tafsir secara terminologis bersikap 

longgar sehingga mencakup semua ilmu-ilmu Alquran. Ada pula yang 

mendefinisikannya dengan batasan kepada petunjuk-petunjuk tematis, lafal-lafal 

Alquran dan hukum-hukumnya. Sedang yang lain mengacu kepada maksud 

diturunkannya Alquran.  

Berdasarkan dari keragaman definisi tersebut, Abd. Muin Salim 

menyimpulkan bahwa istilah tafsir mencakup empat konsep yaitu: tafsir sebagai 

kegiatan ilmiah untuk memahami Alquran, kegiatan ilmiah untuk menjelaskan 

kandungan Alquran, pengetahuan yang diperlukan untuk memahami Alquran, 

dan pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan memahami Alquran.24 Dari 

                                                 
21Shireen T. Hunter, The Politics of Islamic Revivalism (Bloomington: Indiana Unversity 

Press, tth.), h. 182-183. 

22M. Quraish Shihab, Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam 
Kehidupan Masyarakat, h. 15.  

23Ibr±h³m An³s, dkk. Al-Mu’jam al-Was³¯, h. 688.  

24Abd. Muin Salim, Metodologi Tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistemologi Memantapkan 
Keberadaan Tafsir Sebagai Disiplin Ilmu “Orasi pengukuhan Guru Besar Tafsir pada IAIN 
Alauddin Ujungpandang” tanggal 28 April 1999, h. 7.  
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definisi itu pula ditemukan tiga ciri utama tafsir yaitu objek pembahasannya 

adalah kitabullah, menjelaskan Alquran, sifat dan kedudukan hasil penalaran 

dari kajian dan ijtihad para mufasir.25  

Melihat definisi yang telah diuraikan para mufasir, maka tafsir Alquran 

adalah penjelasan atau keterangan untuk memahami makna-makna yang sulit 

dalam ayat-ayat Alquran atau suatu upaya menjelaskan maksud-maksud Tuhan 

dalam Alquran untuk menemukan makna yang dianggap paling dekat dengan 

kebenaran dan tujuan ayat difirmankan.  

2. Takwil 

Berbicara penafsiran, maka lafal takwil tidak bisa terlepas dari kata tafsir. 

Mengenai kedua lafal ini, sebagian ulama membedakan dan ada pula yang 

mempersamakan. Kata takwil berasal dari kata al-aulu yang berarti al-ruj’ yaitu 

kembali. Bentuk muta’addi-nya adalah ( تئویلا -یئول -أول ) yang bermakna 

membolak-balik untuk memperoleh arti dan maksudnya. أول الكلام berarti 

mengembalikan kata kepada konteks yang ada dalam rangkaian kalimat. Takw³l 

al-kal±m berarti mengaturnya, menetapkannya dan menerangkannya. Jadi 

takwil adalah ungkapan atau penjelasan suatu pandangan atau makna, dengan 

kata lain takwil bermakna menegaskan.26 

                                                 
25Abudidin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 

163. 

26Ab al-Fadl Jam±l al-D³n Mu¥ammad bin Makram Ibn Manzr al-Ifriq³ al-Mi¡r³, Lis±n 
al-’²rab³, Jilid I, h. 193-194.  
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Kata takwil terdapat pada QS al-Nis±’/4: 59. 

                        

                  

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan 
ulil amri (pemimpin) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) 
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.27 

QS al-Isr±’/17: 35. 

               

Terjemahnya: 

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 
dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya.28 

QS Ali ‘Imr±n/3: 7. 

                   

               

                 

          

 

                                                 
27Lihat Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 114. 

28Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 389. 
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Terjemahnya: 

Dia-lah yang menurunkan al-Kit±b (Alquran) kepada kamu. Di antara (isi) 
nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Alquran dan 
yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. adapun orang-orang yang dalam 
hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian 
ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah 
untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya 
melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "kami 
beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi 
Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) 
melainkan orang-orang yang berakal.29 

QS al-A’r±f/7: 53. 

                

                              

              

Terjemahnya: 

Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali (terlaksananya kebenaran) 
Alquran itu. pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Alquran itu, 
berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu: Sesungguhnya 
telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa yang hak, maka adakah 
bagi kami pemberi syafa'at yang akan memberi syafa'at bagi kami, atau 
dapatkah kami dikembalikan (ke dunia) sehingga kami dapat beramal 
yang lain dari yang pernah kami amalkan?". sungguh mereka telah 
merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyaplah dari mereka tuhan-
tuhan yang mereka ada-adakan.30 

QS Ynus/10: 39. 

                

               

                                                 
29Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 62. 

30Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 211.  



 

58

Terjemahnya: 

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum 
mengetahuinya dengan sempurna padahal belum datang kepada mereka 
penjelasannya. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka telah 
mendustakan (rasul), maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang 
yang zalim itu.31 

QS Ysuf/12: 44. 

            

Terjemahnya: 

Mereka menjawab: (itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami 

sekali-kali tidak tahu menta'birkan mimpi itu.32 

Bedasarkan ayat-ayat tersebut, maka kata takwil secara etimologi 

memiliki dasar dalam Alquran. Terlepas dari derivasi atau bentuk dan ragam 

konteks permasalahan yang dibahasnya, yang pasti kata takwil telah disebutkan 

oleh Alquran sebagai salah satu aspek dan upaya yang berkonotasi memberi 

keterangan dan penjelasan tentang makna Alquran.     

Kata tafsir dan takwil memiliki persamaan dan perbedaan seperti terlihat 

pada sejumlah pendapat berikut ini: 

a. Ab ‘Ubaidah dan sekelompok ulama berpandangan arti yang sama.33 Ibn 

Jar³r al-°abar³ juga disinyalir berpendapat yang sama seperti yang terlihat 

dalam ungkapannya di dalam tafsirnya, seperti تأويل قوله تعالى القول فى  

                                                 
31Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 286. 

32Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 324. 

33Jal±l al-D³n ‘Abd al-Ra¥m±n al-Suyṭ³, al-Itq±n f³ ‘Ulūm al-Qur’ān (Mi¡r: Musta¡f± al-
B±b al-Halab³, 1951), h. 381. 
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maksudnya adalah تفسير قوله تعالى القول فى . Demikian pula ungkapan “أهل  اختلف

التفسير ختلف أهلا yang dimaksud adalah التأويل .34 Pendapat ini mendapat 

tanggapan tidak setuju dari Ibn ¦ubaib al-Nais±br³ dan berkata bahwa 

penafsir yang tidak mengetahui perbedaan kedua kata ini, tidak layak 

menafsirkan Alquran.35  

b. Tafsir lebih umum dari takwil. al-R±gib al-I¡fah±n³ dalam ungkapannya 

bahwa tafsir umumnya digunakan pada lafa§, sedang takwil digunakan pada 

makna seperti pada penggunaannya dalam takwil mimpi. Takwil juga hanya 

digunakan pada kitab-kitab suci, sementara tafsir selain pada kitab suci juga 

digunakan pada selainnya.36  

c. Tafsir ditujukan pada arti yang pasti, sedangkan takwil digunakan arti yang 

masih memiliki peluang arti yang lain. Pendapat ini adalah pendapat al-

M±turid³37 

d. Takwil adalah memindahkan arti zahiriyah lafal dari bentuk aslinya kepada 

apa yang membutuhkan sebuah dalil yang tanpa dalil, arti zahiriyah lafal 

tidak dapat ditinggalkan.38 Ini mengindikasikan bahwa takwil adalah 

membawa lafal kepada makna majazi atau penggunaan uslb al-kin±yah. 

Sedangkan arti tafsir hanya berkutat pada arti hakiki lafal.  

                                                 
34Lihat Zak³ Mu¥ammad Ab Sari’, h. 144.  

35Jal±l al-D³n ‘Abd al-Ra¥m±n al-Suyṭ³, al-Itq±n f³ ‘Ulūm al-Qur’ān, h. 381. 

36Badr al-D³n Mu¥ammad ‘Abdill±h al-Zarkasy³, al-Burh±n f³ ‘Ulm Alqur±n, h. 12. 

37Jal±l al-D³n ‘Abd al-Ra¥m±n al-Suyṭ³, al-Itq±n f³ ‘Ulūm al-Qur’ān, h. 381. 

38Lihat Ab al-Fadl Jam±l al-D³n Mu¥ammad bin Makram Ibn Manzr al-Ifriq³ al-Mi¡r³, 
Lis±n al-’²rab³, h. 194.  
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e. Term tafsir berkaitan dengan riwayat, sedangkan takwil berhubungan dengan 

dirayah (penalaran). Pendapat ini disandarkan kepada al-Bajal³.39 

f. Tafsir adalah hasil penjelasan dan penentuan dari sunnah, sedangkan takwil 

adalah hasil ijtihad para ulama terhadap makna kitab Tuhan. Kesimpulan ini 

diformulasi oleh Im±m Jal±l al-D³n al-Suy¯³.40  

Pendapat terakhir ini sesuai dengan mazhab Ab Na¡r al-Qusair³ yang 

menganggap tafsir terbatas pada sesuatu yang mesti diikuti dan sesuatu yang 

sifatnya normatif, sedangkan takwil berkaitan dengan penalaran.41 Dengan 

demikian, tafsir lebih menunjuk kepada makna sebenarnya dibandingkan 

dengan takwil. Sedangkan takwil dapat dilakukan tarjih di antara beberapa 

kemungkinan arti yang lain dengan menggunakan dalil tersendiri. Tafsir tidak 

demikian, maknanya dianggap pasti berdasarkan petunjuk nabi, tata bahasa 

Arab dan kesesuaian dengan syariat.  

Na¡r ¦±mid Ab Zaid misalnya, menyatakan bahwa tafsir dilihat dari 

definisi yang ada berkaitan dengan unsur eksistensi teks (na¡), seperti ilmu asb±b 

al-nuzl, kisah, makkiyah, madaniyyah dan seterusnya yang nota bene adalah 

ilmu-ilmu naqli yang didasarkan atas riwayat-riwayat dari para ulama terdahulu. 

Di sini, Na¡r ¦±mid Ab Zaid tidak hanya menarik batas perbedaan antara 

takwil dan tafsir, namun juga menarik benang merah keterkaitan takwil dengan 

tafsir sebagai dua hal yang niscaya bersinergi.42 

                                                 
39Badr al-D³n Mu¥ammad ‘Abdill±h al-Zarkasy³, al-Burh±n f³ ‘Ulm Alqur±n, h. 150 

40Jal±l al-D³n ‘Abd al-Ra¥m±n al-Suyṭ³, al-Itq±n f³ ‘Ulūm al-Qur’ān, h. 382. 

41Jal±l al-D³n ‘Abd al-Ra¥m±n al-Suyṭ³, al-Itq±n f³ ‘Ulūm al-Qur’ān, h. 382. 

42Lihat Na¡r ¦±mid Ab Zaid, Mafhm al-Na¡ Dir±sah f³ ‘Ulm al-Qur’±n, h. 262-267. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka ilmu tafsir adalah ilmu yang 

digunakan sebagai sarana penakwilan, dan hubungan di antara keduanya 

adalah hubungan umum dan khusus, atau hubungan riwayat dan dirayah. 

Menurutnya, takwil berkaitan dengan istinbat, sedang tafsir didominasi oleh 

riwayat. Jelas sekali terlihat perbedaannya. Namun korelasi di antara keduanya 

sangat erat. Penakwilan tanpa tafsir menjadikannya sebagai penakwilan yang 

keliru dan cenderung bias. Selain itu, uraian tersebut menunjukkan bahwa tafsir 

adalah suatu keterangan yang berkaitan erat dengan riwayat, sedangkan takwil 

berkaitan erat dengan pengetahuan, kognisi. 

B. Sejarah Singkat Perkembangan Tafsir 

Ilmu tafsir adalah salah satu ilmu yang terus berkembang pada setiap 

periode, meskipun sama-sama berusaha mengungkap makna Alquran, namun 

masing-masing menggunakan cara dan pendekatan yang berbeda, sehingga 

metode yang digunakan oleh para ulama dalam penafsiran Alquran juga 

mengalami perkembangan yang dinamis dari zaman ke zaman. Metode-metode 

tersebut berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran, peradaban 

manusia dan masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat, serta kebutuhan 

manusia akan metode baru sebagai konsekuensi perkembangan zaman. 

Melihat sejarah awal perkembangan tafsir, muncul dua jenis penafsiran 

Alquran secara estafet, yaitu tafs³r bi al-ma’£r atau disebut juga dengan tafs³r bi 

al-riw±yah dan tafs³r bi al-ra’yi atau tafs³r bi al-dir±yah.43 

                                                 
43Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur’an, h. 49. 
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Tafs³r bi al-ma’£r adalah penafsiran ayat-ayat Alquran yang didasarkan 

dan mengutip ayat-ayat Alquran yang lain, sunnah yang tertuang dalam hadis-

hadis Nabi, pendapat sahabat dan tabi’³n.44 Namun terdapat perbedaan dalam 

pengkategorian pendapat tabi’³n sebagai tafs³r bi al-ma’£r karena ada indikasi 

bahwa pendapat tabi’³n telah banyak terkooptasi oleh akal berbeda dengan 

pendapat sahabat yang dimungkinkan untuk mengetahui penafsiran suatu ayat 

berdasarkan petunjuk Nabi.45 Selain itu sahabat juga menyertai Nabi pada saat 

turunnya ayat sehingga mereka lebih mengetahui sebab turunnya sebuah ayat. 

Tafsir ini merupakan salah satu jenis penafsiran yang muncul pertama kali 

dalam sejarah khazanah intelaktual Islam. Masa ini, perbedaan pendapat dalam 

produk-produk penafsirannya tidak terlalu signifikan. Sebagian besar perbedaan 

yang ditemukan adalah pada aspek pemahaman redaksional terhadap ayat-ayat 

Alquran. Ini disebabkan relativitas kualitas intelektual sahabat dalam memahami 

ayat-ayat Alquran, sehingga wajar ditemukan perbedaan.46 Sebagai sebuah 

contoh dalam Mab±hi£ f³ Ulm Alqur±n, seorang mufasir mengungkapkan 

maksud sebuah kata berbeda dengan mufasir lain, namun maksudnya adalah 

sama. Seperti penafsiran terhadap kata ¡ir±¯ al-mustaq³m, mufasir pertama 

menafsirkan dengan “Alquran” dan mufasir lain menafsirkan dengan makna 

“Islam”. Kedua tafsiran ini berbeda namun maksudnya sama karena “Islam” 

dasarnya adalah Alquran dan “Alquran” identik dengan Islam. 

                                                 
44Mann±’ al-Qa¯¯±n, Mab±hi£ f³ ‘Ulm al-Qur’±n, h. 482. 

45Supiana, dkk., Ulumul Qur’an dan Pengenalan Metodologi Tafsir (Bandung: Pustaka 
Islamika), h. 304. 

46Mu¥ammad ¦usein al-ªahab³, al-Tafs³r wa al-Mufasirn, Jilid I, h. 34. 
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Penafsiran pada masa ini, mengacu pada riwayat-riwayat yang 

menjelaskan ayat-ayat Alquran karena dianggap sebagai jalan pengetahuan yang 

benar dan paling aman untuk tetap terjaga dari ketergelinciran dan kesesatan 

dalam memahami Alquran. Namun bukan berarti tidak terjadi ijtihad, karena hal 

ini telah terlihat dari sumber-sumber kajian tafsir yang digunakan, terdapat selain 

Alquran dan sunnah, yakni menggunakan ijtihad sahabat dalam beberapa hal 

tertentu yang mutlak memerlukan ijtihad. Dalam bahasa M. Quraish Shihab 

disebut sebagai keterpaksaan melakukan ijtihad karena Nabi telah wafat, bahkan 

ditemukan juga riwayat Ahlul Kitab Yahudi dan Nashrani47 yang telah masuk 

Islam.48 Hal inilah yang ditengarai sebagai awal kemunculan Israiliyat. 

Mengenai kelemahan tafs³r bi al-ma’£r, ditemukan sebagai berikut:  

1. Banyak ditemukan riwayat-riwayat yang di sisipkan oleh orang-orang 
Yahudi dan Persi dengan tujuan merusak Islam melalui informasi yang 
tidak dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

2. Banyak ditemukan usaha-usaha penyusupan kepentingan yang dilakukan 
oleh aliran-aliran yang dianggap menyimpang. 

3. Tercampur aduknya riwayat-riwayat yang sahih dengan riwayat-riwayat 
hadis yang sanadnya lemah 

4. Banyak ditemukan riwayat Israiliyat yang mengandung dongeng-dongeng 
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.49 

Sedangkan tafs³r bi al-ra’yi, secara etimologi berarti pemikiran, pendapat 

dan ijtihad, dan secara terminologi adalah penafsiran Alquran yang didasarkan 

pada pendapat pribadi mufasir setelah terlebih dahulu memahami kaidah bahasa 

dan adat istiadat bangsa ‘Arab.50 

                                                 
47Mu¥ammad ¦usein al-ªahab³, al-Tafs³r wa al-Mufasirn, Jilid I, h. 37. 

48M. Quraish Shihab, Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam 
Kehidupan Masyarakat, h. 71. 

49Hasbi al-Shiddieqy, Ilmu-ilmu Alquran (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), h. 220. 

50Mann±’ al-Qa¯¯±n, Mab±hi£ f³ ‘Ulm al-Qur’±n, h. 488. 
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Tafs³r bi al-ra’yi muncul sebagai sebuah jenis tafsir pada periode akhir 

pertumbuhan tafs³r bi al-ma’£r sebagai periode awal perkembangan tafsir. Pada 

masa ini, Islam semakin maju dan berkembang, maka berkembang pula 

berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat Islam. Masing-masing golongan 

berusaha meyakinkan umat dalam rangka mengembangkan paham mereka. 

Untuk maksud tersebut, mereka mencari ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi, lalu 

mereka tafsirkan sesuai keyakinan yang mereka anut.51  

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa sebenarnya tafs³r bi al-ra’yi  

tidak semata-mata didasari penalaran akal, dengan mengabaikan sumber-

sumber riwayat secara mutlak, tetapi lebih selektif terhadap riwayat tersebut. 

Dalam sumber lain, tafs³r bi al-ra’yi bukan berarti menafsirkan ayat dengan 

menggunakan akal seluas-luasnya, tetapi tafsir yang didasarkan pada pendapat 

yang mengikuti kaidah-kaidah bahasa Arab yang bersandar pada sastra Jahiliah 

berupa syair, prosa, tradisi bangsa ‘Arab, dan ekspresi percakapan mereka serta 

pada berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Rasul. 

Tafs³r bi al-ra’yi adalah tafsir dengan cara memahami berbagai kalimat 

Alquran melalui pemahaman yang ditunjukkan oleh berbagai informasi yang 

dimiliki seorang ahli tafsir seperti bahasa dan berbagai peristiwa. Sebagian ulama 

menerima tafsir ini dengan beberapa syarat yang cukup ketat, di antaranya; 

menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya, menguasai ilmu-ilmu Alquran, 

berakidah yang benar, mengetahui prinsip-prinsip pokok agama Islam dan 

                                                 
51Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur’an, h. 46. 
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menguasai ilmu yang berhubungan dengan pokok bahasan ayat-ayat yang 

ditafsirkan (‘ulm al-Qur’±n).52 Dengan syarat-syarat tersebut diharapkan tidak 

ada penyimpangan dalam menafsirkan Alquran. 

Sementara Syaikh Mu¥ammad ‘Abd al-‘A§³m al-ªarq±n³, dalam karyanya 

Man±hil al-’Irf±n f³ ‘Ulm al-Qur’±n, menjelaskan bahwa sumber tafsir terbagi 

menjadi tiga sebagai berikut:  

a. Tafs³r bi al-riw±yah atau tafs³r bi al-ma’£r 

b. Tafs³r bi al-dir±yah atau tafs³r bi al-ra’yi 

c. Tafsir sufi atau tafs³r bi al-isy±r³  .53 

 Ketiga sumber tafsir inilah yang terus berkembang dan diperbincangkan 

oleh para ulama, khususnya ulama tafsir. Sumber tafsir yang paling mendapat 

respon dan banyak di kembangkan adalah tafs³r bi al-ra’yi karena melihat 

perkembangan zaman yang menuntut terhadap berbagai pendekatan akibat dari 

perkembangan sosial-kemasyarakatan di segala aspek kehidupan manusia. 

Demikian pula tafsir sufi dengan melihat kehidupan manusia yang memiliki 

kecenderungan duniawi yang berlebihan, sehingga harus mendapat pencerahan 

spritual agar tidak terlalu jauh dari tujuan penciptaan manusia. 

C. Tafs³r bi al-Ma’£r (riw±yah)  

Dalam bahasa Arab, kata tafsir berasal dari akar kata “al-fasr” yang 

berarti penjelasan atau keterangan.54 Sedangkan “al-ma’£r” berasal dari akar 

                                                 
52Supiana, dkk., Ulumul Qur’an dan Pengenalan Metodologi Tafsir, h. 306. 

53Mu¥ammad ‘Abd al-‘A§³m al-Zarq±n³, Man±hil al-’Irf±n f³ ‘Ulm al-Qur’±n, Juz I (Cet. 
II; Beirt Libanon: D±r I¥y± al-Tur±£ al-’Arab³, t.th.), h. 479. 

54Ahmad Syirbasyi, Sejarah al-Qur’an (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), h. 5. 
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kata a£ara yang berarti mengutip.55 Secara terminologi, tafs³r bi al-ma’£r ialah 

sebagai rangkaian keterangan yang terdapat dalam Alquran, sunnah atau kata-

kata sahabat sebagai penjelasan terhadap firman Allah.56 

Tafs³r bi al-riw±yah atau tafs³r bi al-ma’£r, adalah penafsiran Alquran 

dengan Qur’an, atau dengan hadis ataupun perkataan para sahabat, untuk 

menjelaskan kepada sesuatu yang dikehendaki Allah swt.57 Ma¥md Basyn³ 

Faudah menjelaskan bahwa tafs³r bi al-ma’£r meliputi tafsir Alquran dengan 

Alquran, tafsir dengan nukilan dari Nabi saw., tafsir dengan nukilan dari para 

sahabat dan tafsir dengan nukilan para tabi’³n.58 Sementara al-ªahab³ dan al-

Suy¯i mengatakan bahwa tafs³r bi al-ma’£r adalah penjelasan dan perincian 

Alquran sendiri terhadap sebagian ayat-ayat. Penafsiran yang dilakukan 

Raslull±h saw., para sahabat dan tabi’³n yang berupa penjelasan terhadap 

firman Allah swt. dalam Alquran.59 

Gambaran tersebut memberi kesan bahwa ada perbedaan pendapat 

mengenai penafsiran tabi’³n terhadap Alquran, apakah termasuk tafs³r bi al-

ma’£r. Pandangan pertama mengatakan termasuk tafs³r bi al-ma’£r. Kedua, 

                                                 
55Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap, h. 7.  

56Syaikh Mu¥ammad ‘Abd al-‘A§³m al-Zarq±n³, Man±hil al-’Irf±n f³ ‘Ulm al-Qur’±n, Juz I 
h. 63. Bandingkan dengan Syaikh Mu¥ammad ‘Al³ al-¢±bn³, al-Tiby±n f³ ‘Ulm al-Qur’±n 
(Beirt: tp, 1985), h. 63.  

57Syaikh Mu¥ammad ‘Abd al-‘A§³m al-Zarq±n³, Man±hil al-’Irf±n f³ ‘Ulm al-Qur’±n, Juz I 
h. 67. 

58Ma¥md Basyn³ Faudah, al-Tafs³r wa Man±hijuh, terj. M. Muchtar Zoerni dan Abd. 
Qadir Hamir, Tafsir-Tafsir al-Qur’±n: Perkenalan dengan Metodologi Tafsir (Bandung: Pustaka, 
1987), h. 24. 

59Mu¥ammad ¦usein al-ªahab³, Al-Tafs³r wa al-Mufasirn, h. 152. 
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mengatakan bahwa komentar tabi’³n tersebut merupakan takwil dan ijtihad. 

Pendapat pertama, memberi alasan bahwa para tabi’³n pernah bertemu dengan 

sahabat dan dalam kitab-kitab tafsir tabi’³n yang awal, ternyata pada umumnya 

para tabi’³n juga hanya mengutip ucapan sahabat saja. Dalam hal ini 

Mu¥ammad Ab Syuhbah mengatakan, jika para tabi’³n itu bermufakat 

mengenai suatu masalah, maka pendapat mereka itu bisa dijadikan hujjah, 

sekalipun pendapat mereka itu hanya bersumber dari pendapat para sahabat 

saja. Adapun jika mereka berselisih pendapat, maka pendapat sebagian dari 

mereka tidak dapat diterima sebagai hujjah, baik terhadap kalangan mereka 

sendiri (tabi’³n) maupun terhadap generasi sesudahnya.60  

Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka tafs³r bi al-ma’£r dapat 

dipahami dan dikelompokkan menjadi empat, yaitu: tafsir Alquran dengan 

Alquran, tafsir Alquran dengan sunnah, tafsir Alquran dengan riwayat sahabat, 

tafsir Alquran dengan riwayat tabi’³n. 

1. Tafsir Alquran dengan Alquran. 

Sebagaimana diketahui bahwa Alquran sebagian ayatnya merupakan 

penjelas terhadap ayat yang lain.61 Di antara contohnya adalah QS al-

Baqarah/2: 37.  

                     

                                                 
60Ma¥md Basyn³ Faudah, al-Tafs³r wa Man±hijh, h. 42. 

61Ahmad Syirbasyi, Sejarah al-Our’an, h. 63. 
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Terjemahnya: 

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah 
menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi 
Maha Penyayang.62 

Kata “ ” (beberapa kalimat) tersebut pada ayat di atas,63 dijelaskan 

atau yang dimaksud ada pada QS al-A’r±f/7: 23. 

                         

Terjemahnya: 

Keduanya (Adam dan Hawa) 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.64 

Demikian juga QS al-M±idah/5: 1. 

                    

                      

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 
menurut yang dikehendaki-Nya.65 

                                                 
62Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 7-8. 

63Ahmad Syirbasy, Sejarah Al-Our’an (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), h. 63. 

64Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 205. 

65Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 141. 
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Penggalan ayat “66,”إلا مایتلي علیكم dijelaskan firman Allah dalam QS al-

M±idah/5: 3. 

                              

                           

          

Terjemahnya: 

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang 
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali 
yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang 
disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan 
anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.67  

QS al-F±ti¥ah/1: 6-7. 

                 

          

Terjemahnya: 

Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah 
Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai 
dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.68 

Kalimat “orang-orang yang Engkau karuniai nikmat” pada ayat di atas, 

dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya pada QS al-Nis±’/4: 69. 

                                                 
66Thamem Ushama, Metodologi-Metodologi Tafsir al-Qur’an (Jakarta: Riora Cipta, 

2000), h. 6. Lihat juga Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Ilmu-ilmu Al Qur'an: Ilmu-

Ilmu Pokok dalam Menafsirkan Al Qur’an (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 216. 

67Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 142. 

68Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 1. 
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Terjemahnya: 

Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan rasul-Nya, mereka itu akan 
bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, 
yaitu: nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan 
orang-orang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.69 

Demikian juga Firman Allah swt. pada QS al-Dukh±n/44: 3. 

                  

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi 
dan Sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.70 

Kata “malam yang diberkahi” dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya QS 

al-Qadr/97: 1. 

              

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Aquran) pada malam 
kemuliaan.71 

2. Tafsir Alquran dengan sunnah 

Sunnah akan berfungsi sebagai penjelas Alquran jika dalam Alquran itu 

sendiri tidak terdapat penjelasan, karena salah satu fungsi sunnah adalah 

penjelas (bay±n) terhadap Alquran.72 QS al-Na¥l/16: 44. 

                                                 
69Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 115. 

70Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 713. 

71Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 906. 

72Badr al-D³n Mu¥ammad ‘Abdill±h al-Zarkasy³, al-Burh±n f³ ‘Ulm al-Qur±n, h. 176. 
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Terjemahnya: 

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan 
kepadamu Alquran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa 
yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.73 

Di antara contoh sunnah menjelaskan Alquran adalah: 

a. Firman Allah dalam QS al-An’±m/6: 82. 

                       

Terjemahnya: 

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka 
dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan 
mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.74 

Kata “al-zulm” dalam ayat tersebut, dijelaskan oleh Rasul Allah saw. 

dengan pengertian “al-syirk” (kemusyrikan).75 

b.  Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 238. 

                 

Terjemahnya: 

Peliharalah semua salatmu, dan (peliharalah) salat wus¯±. Berdirilah untuk 
Allah (dalam salatmu) dengan khusy’.76 

                                                 
73Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 370. 

74Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 185. 

75Nashruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 

371. 

76Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 49.  
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Salat “wus¯±” dijelaskan oleh Nabi dengan ”salat asar”.77 

c. Firman Allah QS al-F±ti¥ah/30: 7. 

                  

Terjemahnya: 

(Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) 

mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.78 

Kata “al-Mag«bi `alaihim wa l± al-¬±ll³n”, ditafsirkan oleh Nabi dengan 

orang-orang Yahudi dan Nasrani.79 

d. Firman Allah QS al-A’r±f/7: 60. 

                 

Terjemahnya: 

Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata: Sesungguhnya kami memandang 

kamu berada dalam kesesatan yang nyata.80 

3. Tafsir Alquran dengan riwayat sahabat. 

Apabila tidak ditemukan penafsiran dalam Alquran maupun sunnah, 

maka hendaklah kita kembali kepada keterangan sahabat terkemuka yang sahih, 

karena merekalah yang pernah bersama Nabi, bergaul dengan beliau dan 

menghayati petunjuk-petunjuknya.81 

                                                 
77Mu¥ammad ‘Al³ al-¢±bn³, al-Tiby±n f´ ‘Ulm al-Qur’±n,  h. 63. 

78Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 1. 

79Nashruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir, h. 371. 

80Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 212. 

81Badr al-D³n Mu¥ammad ‘Abdill±h al-Zarkasy³, al-Burh±n f³ ‘Ulm Alqur±n, h. 176. 
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Para sahabat yang terkenal sebagai mufasir ada 10 orang, yaitu empat 

Khulaf± al-R±syid³n ditambah dengan Ibn Mas’d, Ibn Abb±s, ‘Ubai bin Ka’ab, 

Zaid bin ¤±bit, Ab Ms± al-Asy’ar³ dan ‘Abdull±h bin Zubair. Namun demikian, 

Khulaf± al-R±syid³n hanya sedikit yang mewartakan penjelasan sahabat kecuali 

‘Al³ bin Ab °±lib, karena pada masa ketiga khalifah pertama masih hidup, 

masih banyak sahabat yang ahli dalam Alquran.82 

Di antara contoh mengenai penafsiran sahabat terhadap Alquran ialah 

diriwayatkan oleh Ibn Jar³r dan Ibn al-Hal³m dengan sanad yang sahih dari 

Ikr³mah, dari Ibn ‘Abb±s seperti pada kata ”¥ban” ditafsirkan oleh Ibn ‘Abb±s 

dengan “dosa besar”.83 Hal ini dapat dilihat dalam QS al-Nis±’/4: 2. 

                         

            

Terjemahnya: 

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta 
mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan 
kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-
tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.84 

Dari ketiga model penafsiran tersebut, adapula ulama yang memasukkan 

tafsir Alquran dengan penjelasan tabi’³n, sekalipun mereka bukan generasi 

sahabat yang langsung mendapat penafsiran dari Nabi, tetapi mereka 

                                                 
82¢ub¥i al-Ṣ±liḥ, Mab±hi£  f³ ‘Ulm al-Qur’±n (Beirt: D±r al-‘Ilm, 1977), h. 289. 

83Jal±l al-D³n ‘Abd al-Ra¥m±n al-Suyṭ³, al-Dr al-Man¡r .f³ al-Tafs³r al-Man¡r (Beirt: 
D±r al-Fikr, 1983), h. 167. 

84Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 99. 
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memperoleh penjelasan dari para sahabat. Sebagai contoh penafsiran Muj±hid 

bin Jabb±r tentang ayat “¡ir±t al-mustaq³m yang ditafsirkan dengan “kebenaran”. 

Mujahid sering menemui Ibn ‘Abb±s dalam memperoleh keterangan.85 

Penafsiran Alquran dengan Alquran merupakan metode penafsiran yang 

terbaik.86 Menurut al-¢±bn³, penafsiran Alquran dengan Alquran termasuk jenis 

tafsir yang paling luhur dan tidak ada lagi keraguan untuk menerimanya, karena 

Allahlah yang paling mengetahui maksud Alquran. Alquran adalah yang paling 

benar, tidak terdapat pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, dari 

awal sampai akhirnya.87 Dengan demikian, nilai dan kualitas tafsir Alquran 

dengan Alquran adalah yang paling baik dan tinggi. 

Penafsiran Alquran dengan sunnah menempati urutan kedua setelah 

penafsiran Alquran dengan Alquran. Hal ini berdasar pada asumsi bahwa 

petunjuk yang paling baik adalah petunjuk yang disampaikan oleh Rasululllah 

saw., beliau tidak menafsirkan makna ayat-ayat Alquran mengikuti fikirannya 

sendiri, tetapi menurut wahyu Ilahi.88 Penjelasan Nabi pasti dan sahih, maka 

tidak ada keraguan berpegang padanya,89 karena memang Nabi saw. telah diberi 

otoritas oleh Allah swt. untuk menerangkan dan menjelaskan ayat-ayat Alquran 

kepada umat manusia. QS al-Nahl/16: 44. 

                                                 
85Jal±l al-D³n ‘Abd al-Ra¥m±n al-Suyṭ³, al-Dr al-Man¡r .f³ al-Tafs³r al-Man¡r, h. 167. 

86Ma¥md Basyn³ Faudah, al-Tafs³r wa Man±hijuh f³ ¬aui al-Ma©±hib al-Isl±miyah, h. 
50. 

87Mu¥ammad ‘Al³ al-¢±bn³, al-Tiby±n f³ ‘Ulm al-Qur’±n, h. 69. 

88Jal±l al-D³n ‘Abd al-Ra¥m±n al-Suyṭ³, al-Dr al-Man¡r .f³ al-Tafs³r al-Man¡r, h. 176. 

89Mu¥ammad ‘Al³ al-¢±bn³, al-Tiby±n f³ ‘Ulm al-Qur’±n, h. 69. 
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Mengenai penafsiran Alquran dengan riwayat sahabat adalah salah satu 

jalan untuk memahami makna ayat-ayat Alquran, sebab mereka menyaksikan 

dan selalu bersama Raslull±h saw. Dalam hal ini, al-¦±kim mengatakan, jika 

sahih dinilai marfu’, karena mereka menyaksikan turunnya wahyu, memahami 

hal-hal yang melatar belakangi wahyu, jiwa mereka bersih sehingga 

memungkinkan mereka memahami Alquran secara benar.90 Di samping itu, para 

sahabat pernah berkumpul dengan Raslull±h saw., mereka mengambil dari 

sumbernya yang asli, menyaksikan turunnya Alquran, mengetahui sebab 

turunnya ayat. Hal lain yang ada pada mereka adalah tentang rahasia-rahasia 

Alquran, sudah tentu akan melebihi orang lain dari manapun juga.91  

Ibn ¢al±h mengatakan bahwa apabila penafsiran sahabat itu mengenai 

asb±b al-nuzl dan menafsirkannya tidak memakai pikiran (ra’y), maka dinilai 

marf,’92 artinya bahwa tafsir tersebut mempunyai kedudukan sebagaimana 

kedudukan hadis Nabi yang sanadnya sampai kepada Nabi saw. Selanjutnya Ibn 

¢al±h melanjutkan bahwa apabila penafsiran itu tidak mengenai asb±b al-nuzl 

dan memakai pikiran, maka dinilai mauqf dan tidak wajib diambil karena para 

sahabat adalah mujtahid yang bisa benar dan mungkin salah.93 

Dari berbagai pendapat tersebut, tergambar bahwa penafsiran sahabat 

dapat dinilai benar dan diperpegangi apabila hal itu betul-betul bersumber dari 

                                                 
90Ahmad Syirbasyi, Sejarah al-Our’an, h. 5. 

91Mu¥ammad ‘Al³ al-¢±bn³, al-Tiby±n f³ ‘Ulm al-Qur’±n, h. 70. 

92Mu¥ammad ‘Abd al-‘A§³m al-Zarq±n³, Man±hil al-’Irf±n f³ ‘Ulm al-Qur’±n, h. 481.  

93Mu¥ammad ‘Abd al-‘A§³m al-Zarq±n³, Man±hil al-’Irf±n f³ ‘Ulm al-Qur’±n, h. 481. 
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sahabat. Ibn Taimiyah berkomentar bahwa hendaklah diketahui bahwa Nabi 

saw. menerangkan kepada para sahabat tentang makna-makna Alquran 

sebagaimana dia menerangkan lafal-lafalnya.94 Terlepas dari perbedaan 

pendapat para ulama, namun sebagai bahan rujukan penafsiran, mereka tetap 

diperhitungkan, terutama jika tidak ditemukan tafsir suatu ayat dalam Alquran, 

tidak pula dalam sunnah maupun riwayat sahabat. Sebagian ulama memandang 

bahwa ucapan tabi’³n termasuk tafs³r bi al-ma’£r dan sebagian lagi 

memandangnya tafs³r bi al-ra’yi dan ijtihad.95 Dikatakan tafs³r bi al-ma’£r 

karena penafsiran tabi’³n bersumber dari ayat-ayat Alquran yang menjadi 

penafsiran bagi ayat-ayat lain yang bersifat global, apa yang didengar dan 

diriwayatkan oleh para tabi’³n bersumber dari para sahabat, dan sahabat 

mengambilnya dari Nabi saw.96  

Mengenai penafsiran tabi’³n terhadap Alquran, Ibn Taimiyah kembali 

memberikan komentar setelah mengutip pendapat Syu’bah bin al-¦ajj±j yaitu 

pendapat-pendapat tabi’³n yang berkaitan dengan masalah-masalah fur’ tidak 

dapat dijadikan Hujjah, karena hal itu merupakan buah pikiran mufasir 

mengenai masalah yang diperselisihkan. Kalau para tabi’³n itu bermufakat 

tentang suatu masalah, maka pendapat mereka dapat dijadikan hujjah, sekalipun 

pendapat mereka hanya bersumber dari pendapat para sahabat saja. Namun 

                                                 
94Jal±l al-D³n ‘Abd al-Ra¥m±n al-Suyṭ³, al-Itq±n f³ ‘Ulūm al-Qur’ān, h. 176 

95Mu¥ammad ‘Abd al-‘A§³m al-Zarq±n³, Man±hil al-’Irf±n f³ ‘Ulm al-Qur’±n, h. 35-36. 

96Mu¥ammad ‘Abd al-‘A§³m al-Zarq±n³, Man±hil al-’Irf±n f³ ‘Ulm al-Qur’±n, h. 48. 
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jika mereka berselisih pendapat, maka pendapat sebagian mereka tidak dapat 

diterima sebagai hujjah, baik terhadap kalangan mereka sendiri maupun 

generasi selanjutnya.97  

Dalam hal ini, al-¢±bn³ menjelaskan setelah mengutip pendapat al-

ªarq±n³ bahwa kelemahan-kelemahan tafs³r bi al-ma’£r dari sahabat dan dari 

tabi’³n yaitu karena berbagai segi: 

a. Bercampur baur antara yang sahih dan yang tidak sahih, serta banyak 
mengutip kata-kata yang dinisbatkan kepada sahabat atau tabi’³n dengan 
tidak mempunyai sandaran dan ketentuan. 

b. Riwayat-riwayat tersebut ada yang dipengaruhi oleh cerita-cerita israiliyat 
dan khurafat yang bertentangan dengan akidah Islam.  

c. Di kalangan sahabat, ada golongan yang ekstrim, mereka mengambil 
beberapa pendapat dan membuat-buat kebatilan-kebatilan yang dinisbatkan 
kepada sebagian sahabat. Misalnya kelompok Syi’ah yaitu yang fanatik 
kepada ‘Al³,  

d. Musuh-musuh Islam dari orang-orang Zindiq, ada yang menyisipkan sahabat 
dan tabi’³n sebagaimana mereka menyisipkan atas Nabi saw. perihal 
sabdanya. Hal ini dimaksudkan untuk menghancurkan agama dengan jalan 
manghasut dan membuat-buat hadis.98 

Dengan demikian, tafs³r bi al-ma’£r dari sahabat atau tabi’³n nilainya 

tinggi apabila sumbernya sahih dan tidak diperselisihkan atau tidak bertentangan 

satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Implikasinya, tafs³r bi al-ma’£r 

yang memenuhi kriteria tersebut haruslah diterima dan tidak perlu ditolak. 

Namun kalau tafs³r bi al-ma’£r dari sahabat, terutama tabi’³n itu kurang sahih, 

maka nilainya rendah dan sebagai konsekuensinya tidak bisa dipakai atau 

minimal sebagai pembantu dalam membuka makna Alquran. 

                                                 
97Ibn Taimiyah, Muqaddimah f³ Usl al-Tafs³r (Kuwait: D±r al-Qur’±n al-‘A§³m, 1971), h. 

105. 

98Mu¥ammad ‘Al³ al-¢±bn³, al-Tiby±n f³ ‘Ulm al-Qur’±n, h. 70-71. 
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Dalam perkembangannya, banyak karya tafsir dengan mamakai metode 

tafs³r bi al-ma’£r, namun yang termasyhur menurut al-¢±bn³, ada delapan 

macam.99 Sedangkan menurut Mann± al-Qa¯¯±n ada 14 macam.100 Terlepas dari 

perbedaan jumlah karya tafs³r bi al-ma’£r yang terkenal antara al-¢±bn³, dan 

Mann± al-Qa¯¯±n, karya-karya itu adalah sebagai berikut: 

a) Mu¥ammad Ibn Jar³r al-°abar³, J±mi’ al-Bay±n wa Ta’w³l al-Qur’±n. 

b) Na¡r bin Mu¥ammad al-Samarqand³, Ba¥r al-’Ulm. 

c) A¥mad bin Mu¥ammad Ibr±h³m al-£a’lab³ al-Naisabr³, al-Kasyf wa al-Bay±n 

‘an Tafs³r al-Qur’±n. 

d) Al-¦usain bin Mas’d al-Bagaw³, Ma’±lim al-Tanz³l. 

e) Mu¥ammad ‘Abd al-¦aq bin G±lib bin ‘A¯iyah al-Andalus³, al-Muharrar al-

Waj³z fi Tafs³r al Kit±b al-`Az³z. 

f) Ism±’il bin ‘Umar al-Damsiq³, Tafs³r al-Qur’±n al-`A«³m. 

g) ‘Abd al-Ra¥m±n bin Mu¥ammad al-¤a’lab³, al-Jaw±hir f³ Tafs³r Alqur’ ±n. 

h) Jalal al-D³n al-Suy¯³, al-Dr al-Mansr f³ al-Tafs³r bi al-ma’£r. 

i) Tafsir yang dinisbatkan kepada Ibn ‘Abb±s.  

j) Tafsir Ibn ‘Uyainah. 

k) Tafsir Ab³ al-Syaikh Ibn ¦ibb±n. 

l) Tafsir Ibn `Atiyah. 

m) Tafsir Ab Is¥±q, al-Kasyf wa al-Bay±n `an Tafs³r Al-Qur’±n. 

                                                 
99Mu¥ammad ‘Al³ al-¢±bn³, al-Tiby±n f³ ‘Ulm al-Qur’±n, h. 189-190.  

100Mann± al-Qaṭṭ±n, Mab±hi£ f³ ‘Ulm al-Qur’±n, h. 359-360.  
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n) Tafsir Ibn Ab³ Syaibah. 

o) Tafsir al-Syauk±n³, Pat¥ al-Qad³r.101 

Menurut ¢ub¥³ ¢±lih, tafsir yang terbaik yang memakai metode tafs³r bi al-

ma’£r ialah Tafs³r Ibn Jar³r al-°abar³. Di antara keistimewaannya ialah dalam 

mengetengahkan penafsiran para sahabat Nabi dan tabi’³n dan senantiasa 

disertai dengan isn±d kemudian diperbandingkan untuk memperoleh penafsiran 

yang paling kuat dan tepat. Tafsir lainnya yang mendekati Tafs³r al-°abar³, 

bahkan dalam beberapa hal mungkin lebih baik, ialah Tafs³r  Ibn Ka£³r atauTafs³r 

Al-Qur’±n al-`A«³m oleh Ism±’il bin ‘Umar al-Damsiq³. Di antara 

keistimewaannya ialah cermat dalam mengetengahkan isn±d, susunan 

kalimatnya sederhana dan menunjukkan pemikiran dengan jelas. Cara Ibn Ka£³r 

ini diikuti oleh al-Suy¯³ (w. 911 H). Ibn Ka£³r bersandar pada riwayat hadis 

sahih yang diwarisinya sebagai pusaka, dan itulah yang membuat tafsirnya lebih 

dekat kepada pemikiran Islam ketimbang uraian yang berdasarkan pendapat.102 

Dari berbagai ulasan, komentar, dan analisis, dapat disimpulkan bahwa 

tafs³r bi al-ma’£r pada prinsipnya merupakan tafsir Alquran dengan Alquran, 

dengan sunnah Nabi, dan dengan perkataan sahabat, atau dengan tabi’³n. 

Contoh penerapannya banyak terdapat dalam kitab tafsir terutama yang 

memakai metode tafs³r bi al-ma’£r. Nilai dan keandalan tafsir ini diterima oleh 

mufasir terutama tafsir Alquran dengan Alquran dan Alquran dengan sunnah.  

                                                 
101Mann± al-Qaṭṭ±n, Mab±hi£ f³ ‘Ulm al-Qur’±n, h. 359-360. 

102¢ub¥i al-Ṣ±liḥ, Mab±hi£  f³ ‘Ulm al-Qur’±n, h. 291.    
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D. Tafs³r bi al-ra’y (dir±yah) 

Tafs³r bi al-ra’yi, yaitu tafsir yang memahami ayat-ayat Alquran melalui 

ijtihad dengan menggunakan akal pikiran, yang dalam prakteknya 

mendayagunakan atau mengerahkan seluruh kemampuan ilmu yang dimiliki, 

guna mencapai hasil penafsiran yang memadai, sesuai dengan kehendak ayat 

yang bersangkutan.103 

Penafsiran bi al-ra’yi dimulai setelah berakhir masa salaf sekitar abad 

ketiga Hijriah, dan peradaban Islam semakin maju dan berkembang, maka 

lahirlah berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat Islam. Masing-masing 

golongan berusaha meyakinkan umat dalam rangka mengembangkan faham 

mereka. Untuk mencapai maksud itu, mereka mencari ayat-ayat Alquran dan 

hadis-hadis Nabi lalu mereka tafsirkan sesuai dengan keyakinan yang mereka 

anut. Ketika itulah berkembang apa yang disebut dengan tafs³r bi al-dir±yah atau 

tafs³r bi al-ra’yi (tafsir yang menggunakan pikiran).104 

Kaum filosof misalnya, menafsirkan Alquran dari sudut pemahaman 

filsafat. Fuqaha menafsirkan dari sudut hukum fikih. Kaum teolog menafsirkan 

dari sudut pemahaman teologis dan lain sebagainya. Pendekatan dan berbagai 

corak tafs³r bi al-dir±yah muncul dikalangan ulama-ulama mutaakhirin, sehingga 

di abad modern lahirlah tafsir menurut tinjauan sosiologis dan sains.  

                                                 
103Rif’at Syouqi Nawawi dan M. Ali Hasan, Pengantar Ilmu Tafsir (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1985), h. 152. 

104Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip Di Dalam 
Alquran (Pekanbaru: Susqa Press, 1992), h. 34. 
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Meskipun tafs³r bi al-dir±yah ini berkembang dengan pesat, namun ulama 

sangat ketat dalam menerimanya. Penafsiran yang berdasarkan pemikiran 

semata tanpa mengindahkan kaedah-kaedah dan kriteria yang berlaku, ditolak 

secara tegas dan membolehkan penafsiran Alquran dengan ijtihad yang 

berdasarkan Alquran dan sunnah serta kaedah-kaedah yang mu’tabarah. 

Di antara kitab-kitab tafs³r bi al-dir±yah: 

1. Kitab tafsir Anw±r al-Tanz³l wa Asr±r al-Ta’w³l karya al-Bai«±w³ 

2. Kitab tafsir Maf±ti¥ al-Gaib karya Fakhr al-¬³n al-R±z³ 

3. Kitab tafsir Jal±lain karya Jalal al-¬³n Mu¥ammad al-Ma¥all³ dan Jal±l al-

¬³n ‘Abd al-Ra¥m±n al-Suy¯³. 

a. Pengertian tafs³r bi al-ra’yi 

Al-ra’yu memiliki akar kata dari ra’a – yara - ra’yan - ru’yatan, jamaknya 

ar±un yang bisa berarti pendapat, opini, berfikir tentang dasar sesuatu (al-fikr), 

keyakinan (al-i’tiq±d), analogi (al-qiy±s), atau ijtihad. Kaitannya dalam bentuk 

penafsiran Alquran, tafs³r bi al-ra’yi sering disebut juga dengan istilah tafs³r bi al-

dir±yah, tafs³r bi al-ma’ql, tafs³r al-‘aql³, atau tafs³r al-ijtih±d³.105  

Secara istilah bisa didefinisikan sebagaimana pendapat al-ªahab³ bahwa 

tafs³r bi al-ra’yi adalah tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan 

pemikiran mufasir setelah terlebih dahulu mengetahui bahasa Arab serta 

metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan, serta problema penafsiran seperti 

asbāb al-nuzl, al-n±sikh wa al-manskh, dan sebagainya.106 

                                                 
105Rosihan Anwar, ‘Ulm al-Qur’±n (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 220. 

106Mu¥ammad ¦usein al-ªahab³, al-Tafs³r wa al-Mufasirn, h. 25.  
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Al-Farm±w³ juga berpendapat sama dengan al-ªahab³, dalam Rosihan 

Anwar bahwa tafs³r bi al-ra’yi adalah cara menafsirkan Alquran dengan jalan 

ijtihad setelah terlebih dahulu mufasir mengetahui metode kosa kata bahasa 

Arab beserta muatannya.107 Pendapat lain dikemukakan oleh Mus±’id Muslim 

‘Abdull±h, bahwa tafs³r bi al-ra’yi adalah menerangkan isi ayat-ayat Alquran 

dengan berpijak pada kekuatan akal pikiran setelah terlebih dahulu memahami 

ilmu bahasa Arab dan pengetahuan terahadap hukum-hukum syariah, sehingga 

tidak ada pertentangan dengan produk tafsir yang dihasilkannya.108 

Dari beberapa pendapat di atas, dirumuskan bahwa tafs³r bi al-ra’yi 

adalah metode tafsir dengan menggunakan kekuatan akal pikiran mufasir yang 

sudah memenuhi syarat dan memiliki legitimasi dari para ulama untuk menjadi 

seorang mufasir, namun penafsirannya harus tetap selaras dengan hukum 

syariah, tanpa ada pertentangan sama sekali. 

b. Syarat-syarat mufasir bi al-ra’yi 

Ada beberapa ketentuan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh mufasir 

berkaitan dengan diterima tidaknya dalam melakukan tafs³r bi al-ra’yi, yaitu, 

sebagai berikut;  

1) Mempunyai keyakinan (al-i’tiq±d) yang lurus dan memegang teguh 

ketentuan-ketentuan agama 

                                                 
107Rosihan Anwar, Ulm al-Qur’±n, h. 220. 

108Mus±’id Muslim ‘Abdull±h, Aṭhar al-Taṭawwur al-Fikr f³ al-Tafs³r (Beirt: D±r al-Fikr, 
1987), h. 96.  
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2) Mempunyai tujuan yang benar, ikhlas semata-mata untuk mendekatkan 

diri (al-taqarrub) kepada Allah swt. 

3) Bersandar hadis Nabi saw. dan petunjuk sahabat, serta menjauhi bid’ah. 

4) Menguasai 15 bidang ilmu yang diperlukan oleh seorang mufasir, antara 

lain; ilmu al-na¥w, al-lugah, al-taṣr³f, al-istiq±q, ‘ilm al-ma’±n³,’ilm al-

bad³’, ‘ilm al-qir±’at, uṣl al-d³n, uṣl al-fikh, asb±b al-nuzl, ‘ilm al-n±sikh 

wa al-manskh, fikih, hadis-hadis yang menjelaskan tafsir al-mujm±l dan 

al-mubh±m. 109 

Menurut al-ªahab³, ada lima perkara yang harus dijauhi oleh seorang 

mufasir agar tidak jatuh dalam kesalahan dan tidak termasuk penafsiran bi al-

ra’yi yang fasik yaitu:  

a) Menjelaskan maksud Allah swt. dalam Alquran dengan tanpa memenuhi 

terlebih dahulu syarat-syarat sebagai seorang mufasir. 

b) Mencampuri hal-hal yang merupakan monopoli Allah untuk mengetahuinya, 

seperti ayat-ayat al-mutasy±bih±t yang tidak dapat diketahui kecuali oleh 

Allah sendiri. 

c) Melakukan penafsiran seiring dengan dorongan hawa nafsu dan kepentingan 

pribadi 

d) Menafsirkan Alquran untuk mendukung mazhab yang fasik, sehingga faham 

aliran menjadi pokok dan tafsir dipaksakan selaras untuk mengikuti 

keinginan mazhabnya. 

                                                 
109Mann± al-Qaṭṭ±n, Mab±hi£ f³ ‘Ulm al-Qur’±n (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), h. 163-165. 
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e) Menafsirkan dengan memastikan, “demikianlah kehendak Allah” terhadap 

tafsirannya sendiri padahal tanpa ada dalil yang  mendukungnya.110 

Syarat-syarat dan hal yang harus dijauhi oleh seorang mufasir tersebut 

merupakan acuan untuk mengukur diterima tidaknya sebuah produk tafsir 

Alquran bi al-ra’yi. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut secara tidak langsung 

merupakan syarat mendapatkan legitimasi jumhur ulama untuk diakui dan 

ditetapkan sebagai seorang mufasir. Dengan adanya ketentuan-ketentuan 

tersebut, menunjukkan sikap kehati-hatian para ulama tafsir agar tidak semua 

orang dengan mudah menafsirkan Alquran.  

c. Sebab-sebab timbulnya tafs³r bi al-ra’yi 

Mula-mula tafsir Alquran disampaikan secara lisan (wicara, dari mulut ke 

mulut), kemudian setelah dimulai pembukuan kitab-kitab kumpulan hadis, maka 

tafsir Alquran dibukukan bersama-sama dengan hadis, dan merupakan satu dari 

beberapa bab yang terkandung dalam kitab hadis. Pada masa itu belum ada 

penafsiran ayat per ayat, surat per surat, dari permulaan mushaf sampai dengan 

akhir, dan belum ada penafsiran per judul pembahasan. 

Pada akhir pemerintahan Ban³ ‘Umayyah dan awal pemerintahan Ban³ 

‘Abb±siyah, di tengah-tengah masa pentadwinan cabang-cabang ilmu 

pengetahuan, tafsir Alquran mulai memisahkan diri dari hadis, hidup mandiri 

secara utuh dan lengkap. Dalam artian, tiap-tiap ayat mendapat penafsiran, 

secara tertib menurut urutan mushhaf. 

                                                 
110Mu¥ammad ¦usein al-ªahab³, al-Tafs³r wa al-Mufasirn, h. 275. 
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Penafsiran Alquran pada masa-masa pertama memakai cara naqli, yaitu 

yang terkenal dengan istilah al-manhaj al-tafs³r bi al-ma’£r. Setelah itu para ahli 

ilmu menafsirkan Alquran menurut keahlian mereka masing-masing. Kemudian 

setelah lahirnya sekte-sekte akidah didukung dengan semakin berkembangnya 

ilmu-ilmu kebahasaan yang dibuktikan dengan dijadikannya ilmu tersebut 

sebagai disiplin ilmu tersendiri, maka muncullah pentakwilan terhadap ayat-ayat 

mutasy±bih±t untuk menopang paham mereka. Meskipun sebenarnya bibit-bibit 

takwil Alquran sudah dimulai oleh beberapa sahabat, seperti ‘Al³ bin Ab³ Ṭ±lib, 

‘Abdull±h bin Mas’d, dan ‘Abdull±h bin ‘Abb±s.111  

d. Perbedaan pendapat ulama tafsir tentang tafs³r bi al-ra’yi 

Pemahaman ulama tafsir terhadap tafs³r bi al-ra’yi membagi mereka 

dalam dua golongan, yaitu ulama tafsir yang melarang dan membolehkan tafs³r 

bi al-ra’yi. Umumnya yang melarang melakukan penafsiran Alquran dengan 

pikiran adalah golongan ulama salaf. Menurut mereka yang tidak membolehkan, 

pada tafs³r bi al-ra’yi seorang mufasir menerangkan makna-makna yang 

terkandung di balik teks Alquran hanya berpegang pada pemahaman sendiri dan 

penyimpulannya (istinb±ṭ) didasarkan pada akal semata. Landasan 

pemahamannya juga jauh dari ruh syari’at dan nas-nasnya.112 Mereka 

mengambil dasar firman Allah QS al-Isr±’/17: 36. 

                                                 
111Rosihan Anwar, ‘Ulm al-Qur’±n, h. 220-221. 

112Mann±’al-Qaṭṭ±n, Mab±hi£ f³ ‘Ulm al-Qur’±n, h. 302   
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Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 
hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. 

Dan firman Allah QS al-A’r±f/7: 28. 

                 

Terjemahnya: 

Maka sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang 
telah mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan 
Kami sekali-kali tidak jauh (dari mereka). 

Mereka juga menunjukkan sebuah hadis Raslull±h saw. yang 

diriwayatkan oleh Im±m al-Turmu©³ dari Ibn ‘Abb±s: 

 دٍ یْ عِ سَ  نْ ى عَ لَ عْ لأَ اْ  دِ بْ عَ  نْ عَ  انُ یَ فْ ا سُ نَ رَ بَ خْ أَ  ري،السَّ  بنْ شر ِا بَ نَ رَ بَ خْ ، أَ نِ لاَ یْ غَ  نْ بِ  دُ وْ مُ حْ ا مَ نَ ثَ دَّ حَ 

ُ عَنْھمَُا قاَلَ  ریْ بَ جُ  نْ بِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَنْ قاَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ لَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ
أْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ــتَ ــالْقرُْآنِ بغَِیْرِ عِلْمٍ فلَْیَ  فيِ )عِیسَى ھذََا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ  قاَلَ أبَوُ(بوََّ

113 
Artinya: 

Kami diceritakan Ma¥md bin Gail±n, kami diberitakan Basyri bin al-Saryi, 
kami diberitakan Sufy±n dari ‘Abdi al-A’l± dari Sa’³d bin Jubair, Dari Ibn 
‘Abb±s ra. dia berkata, bersabda Raslull±h saw: “Barang siapa 
menafsirkan Alquran dengan tanpa ilmu, maka bersiaplah tempatnya di 
neraka”. Menurut Ab ‘Isa hadis ini adalah hadis ¥asan ¡a¥³¥. 

Ab Bakr al-Ṣidd³q pernah berkata: 

                                                 
113Mu¥ammad bin ‘´s± bin Saurah bin Msa bin al-Dahak al-Turmu©³, Sunan al-Tumu©³ 

Juz V, h. 199. Lihat juga al-Turmuz³, Sunan al-Turmuz³, Jilid II;  kitab tafs³r al-Qur’±n, bab  ما جاء
 ,hadis ke 4022. (VCD-ROM), Harf Information Technology Company , في الذي یفسـر القـرآن برأیھ

2001. 
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 114يیِ أْ رَ بِ  أنِ رْ لقُ ى اْ فِ  تُ لْ ا قُ ذَ ي إِ نِ لُّ ظَ تَ  اءِ مَ السَّ  يُّ أَ وَ  ي نِ لُّ قِ تَ  ضِ رْ لاَ اْ  يُّ أَ 
Artinya: 

Bumi manakah yang akan menahanku dan langit mana yang akan 
meneduhiku jika aku menyatakan tentang Alquran dengan akal pikiranku. 

Ibn Taimiyah juga berkata: 

 ابَ صَ اَ  وْ لَ فَ  ھِ بِ  رَ مِ ا أُ مَ  رَ یْ غَ  كَ لَ سَ وَ  ھِ بِ  ھُ لَ  مَ لْ عِ  ا لاَ مَ  فُ لِّ كَ تُ  دْ قَ فَ  ھِ یِ أْ رَ بِ  أنِ رْ لقُ ى اْ فِ  الَ قَ  نْ مَ فَ 
 یَ  مْ ـَ ل ھُ ــنَّ  لأَ ◌ِ  أَ طَ خْ أَ  دْ قَ  انَ كَ لَ  رِ مْ لاَ اْ  سِ فْ ى نَ ى فِ نَ عْ لمَ اْ 

 نَ یْ بَ  مَ كَ ا حَ مَ كَ  ھِ ابَ بَ  نْ مِ  رُ مْ لأَ اْ  تِ أْ
 نُ وْ كُ یَ  نْ لكِ وَ  رِ مْ لأَ اْ  سِ فْ ى نَ فِ  ابُ وَ الصَّ  ھُ مُ كْ حُ  قَ فَ وَ  نْ إِ وَ  ارِ ى النَّ فِ  وَ ھُ فَ  لٍ ھْ ى جَ لَ عَ  اسِ النَّ 

  115  .امً رَ جَ  فُّ خَ اَ 
Artinya: 

“Barang siapa mengatakan tentang Alquran dengan dasar pikirannya saja, 
maka berarti dia telah menentukan beban yang tidak ada ilmu 
(pengetahuan) tentang hal itu, dan berarti telah menempuh hal yang tidak 
diperintahkan. Apabila ia tepat mengartikan pada suatu urusan, namun dia 
tetap bersalah karena dia tidak mendatangi sesuatu itu dari pintunya, 
jalurnya/ketentuannya) seperti halnya seorang hakim yang memutuskan 
perkara orang dengan kebodohan, maka dia akan masuk neraka sekalipun 
keputusannya itu sesuai dengan kebenaran, tetapi hal itu hanya lebih 
ringan dasarnya dari pada orang berbuat salah.” 

Namun sebagian besar ulama membolehkan penafsiran dengan 

menggunakan metode tafs³r bi al-ra’yi, dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, 

mereka menempuh jalur al-jam’u wa al-tafr³q (mengkompromikan dan memilah-

milah), sehingga mereka memunculkan beberapa syarat bagi mufasir sebagai 

ketentuan baku yang telah disepakati.116 

Para ulama tafsir yang membolehkan, berpijak pada Alquran tentang 

dorongan supaya berijtihad dan memikirkan ayat-ayatnya, guna mengetahui 

                                                 
114Rosihan Anwar, ‘Ulm al-Qur’±n, h. 222. 

115Ibn Taimiyah, Muqaddimah f³ Usl al-Tafs³r, h. 105. 

116Mann±’ al-Qaṭṭ±n, Mab±hi£ f³ ‘Ulm al-Qur’±n, h. 186. Bandingkan dengan 
Mu¥ammad ¦usein al-ªahab³, al-Tafs³r wa al-Mufasirn, Jilid I, h. 264.  
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hukum-hukum yang ada di balik rangkaian ayat-ayat di dalamnya. Mereka 

bersandar pada firman Allah swt. QS ¢±d/38: 29. 

                      

Terjemahnya: 

Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan 
berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat 
pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, tafs³r bi al-ra’yi adalah 

upaya menjelaskan makna ayat Alquran dengan menggunakan kemampuan akal 

pikiran, namun tetap dalam batasan yang tidak melenceng dari syariah Islam 

dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama. Perbedaan ulama 

terhadap tafs³r bi al-ra’yi, tentang pengharamannya, pada prinsipnya 

pengharaman itu hanya jika dilakukan tanpa dasar atau pengetahuan kaidah 

bahasa Arab, pokok-pokok hukum syariah, atau jika penafsiran tersebut 

digunakan untuk menguatkan kelompok dan golongan tertentu.  

E. Tafsir Sufi (Isy±r³) 

 1. Definisi tafsir sufi 

Tafsir sufi atau yang lebih dikenal dengan istilah tafs³r al-isy±r³, secara 

etimologis berasal dari akar kata إشارة -یشیر -أشار  yang berarti memberi isyarat 

atau petunjuk. Jadi kata “isy±r³” berfungsi sebagai keterangan sifat bagi lafal 

“tafsir”, maka “tafs³r al-isy±r³” berarti sebuah penafsiran Alquran yang berangkat 

dari isyarat atau petunjuk. Artinya penafsiran diperoleh dengan isyarat atau 
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petunjuk yang diterima oleh mufasir melalui ilham. Para ahli tasawuf inilah yang 

banyak menafsirkan Alquran melalui isyarat yang mereka terima. Oleh karena 

itulah “tafs³r al-isy±r³” disebut juga “ tafsir sufi”.117 

Tafsir sufi adalah takwil Alquran yang berbeda dengan makna zahirnya 

lafal atau ayat, karena isyarat-isyarat yang sangat rahasia yang hanya diketahui 

oleh orang tertentu (sufi) yang telah diberi ilham oleh Allah swt. Dalam tafsir sufi, 

seorang mufasir akan melihat makna lain selain makna zahir yang terkandung 

dalam Alquran, namun makna lain itu tidak tampak oleh setiap orang, kecuali 

orang-orang yang telah dibukakan hatinya oleh Allah swt.118  

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum tafsir sufi, sebagian ada 

yang memperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat, dan sebagian ulama 

melarangnya dengan tegas.119 Ibn ‘Abb±s berkata: sesungguhnya Alquran itu 

mengandung banyak ancaman dan janji, meliputi yang zahir dan batin. Tidak 

pernah terkuras keajaibannya, dan tak terjangkau puncaknya. Barang siapa yang 

memasukinya dengan hati-hati, akan selamat, dan barang siapa yang ceroboh, 

akan jatuh dan tersesat. Ia memuat beberapa khabar dan perumpamaan, 

tentang halal dan haram, n±sikh dan manskh, mu¥k±m dan mutasy±bih, zahir 

dan batin. Zahirnya adalah bacaan, sedang batinnya adalah takwil.120  

                                                 
117Nashruddin Baidan, Tasawuf dan Krisis (Semarang: Pustaka Pelajar, 2001), h. 54. 

118Mu¥ammad ‘Al³ al-¢±bn³, al-Tiby±n f³ ‘Ulm al-Qur’±n, h. 171. 

119Mu¥ammad ‘Abd al-‘A§³m al-Zarq±n³, Man±hil al-’Irf±n f³ ‘Ulm al-Qur’±n, Juz I, h. 
546. 

120Jal±l al-¬³n al-Suy¯³, al-Itqan fi ulum Alquran, Juz II, h. 185. 
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Ulama yang membolehkan penafsiran sufi, setidaknya telah merumuskan 

beberapa poin yang menjadi syarat diterimanya sebagai tafsir: 

a) Tidak meniadakan makna zahir ayat  

b) Tidak menyatakan bahwa makna isyarat itu merupakan makna sebenarnya 

(makna satu-satunya), tanpa ada makna zahir 

c) Hendaknya takwil yang digunakan tidak terlalu jauh, sehingga tidak sesuai 

dengan lafal 

d) Tidak bertentangan dengan syariah maupun akal 

e) Dalam takwilnya tidak menimbulkan keraguan pemahaman manusia.121  

Untuk dapat mengetahui serta mengelaborasi corak serta bias sektarian 

dalam tafsir sufi. Perlu kiranya dipaparkan terlebih dahulu penjelasan singkat 

tentang sufisme, karena tafsir sufi pada dasarnya adalah tafsir yang dikemukakan 

oleh para sufi, dan para sufi menjadi sufi karena sufisme. Bahkan cikal bakal 

kemunculan tafsir sufi berawal dari gerakan sufisme. 

Secara terminologis, tasawuf adalah pengalaman rohani yang bersifat 

individual. Lebih jelasnya, dapat dikatakan bahwa intisari tasawuf adalah 

kesadaran akan adanya dialog langsung manusia dengan Tuhan.122 Selanjutnya, 

tasawuf menggambarkan keadaan yang selalu berorientasi kepada kesucian jiwa, 

mengutamakan panggilan Allah swt., berpola hidup sederhana, mengutamakan 

                                                 
121Mu¥ammad ‘Abd al-‘A§³m al-Zarq±n³, Man±hil al-’Irf±n f³ ‘Ulm al-Qur’±n, Juz I, h. 

549. 

122M. Amin Syukur, Pengantar Studi Islam (Semarang: PT. Duta Grafika, 1993), h. 142. 
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kebenaran dan rela berkorban demi tujuan-tujuan yang lebih mulia di sisi Allah 

swt., sikap yang demikian pada akhirnya akan membawa seseorang berjiwa 

tangguh, memiliki daya tangkal yang kuat dan efektif terhadap berbagai godaan 

hidup yang menyesatkan.123  

Dalam perkembangannya, penafsiran sufistik pada prinsipnya terbagi atas 

dua bagian yaitu: tafs³r sf³ na§ar³ dan tafs³r sf³ isy±r³. Tafs³r sf³ na§ar³ 

menghendaki pengertian batin, maka penafsiran ini sering menggunakan takwil 

untuk menyesuaikan pengertian ayat-ayat Alquran dengan teori-teori tasawuf 

yang mereka anut. Tafs³r sf³ na§ar³ diduga memaksakan diri untuk memahami 

dan menerangkan Alquran dengan penjelasan yang berbeda dari makna zahir 

ayat. Contoh pada QS al-Fajr/89: 29-30: 

                 

Terjemahnya: 

Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke 
dalam syurga-Ku. 

Ibn ‘Arab³ dalam ¦usein al-ªahab³y menjelaskan bahwa yang dimaksud 

surga dalam ayat tersebut adalah diri sendiri. Dengan memasuki diri sendiri, 

orang mengenal dirinya, dan mengenal diri sendiri itu adalah mengenal Tuhan, 

dan keadaan terakhir ini merupakan puncak kebahagiaan  bagi manusia.124  

                                                 
123Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 241. 

124Lihat Mu¥ammad ¦usein al-ªahab³, Al-Tafs³r wa al-Mufasirn, Jilid II, h. 342.  
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Di sisi lain, tafs³r sf³ isy±r³ berusaha mentakwilkan ayat-ayat Alquran 

berdasarkan isyarat-isyarat atau simbol-simbol tersembunyi yang menurut para 

sufi hanya bisa diketahui ketika telah melakukan suluk. Tafs³r sf³ al-isy±r³ ini 

memahami bahwa penafsiran paling benar adalah yang diperoleh dari makna 

hakiki melalui ilmu makrifat yang hanya bisa dilakukan seorang sufi yang telah 

melalui maq±m±t dan al-a¥w±l dalam tasawuf.125  

Dari kedua tipologi penafsiran sufi tersebut, tampaknya tafs³r sf³ isy±r³ 

inilah yang lebih banyak mendapat perhatian dan mendapat respon positif dari 

kalangan mufasir dari pada tafs³r sf³ na§ar³, sehingga dalam tafs³r sf³ isy±r³ 

terdapat syarat-syarat untuk dapat diterima sebagai tafsir yang sesuai dengan 

syariah.126 

Dengan demikian, tafsir sufistik ini adalah suatu upaya dalam 

menafsirkan Alquran yang didominasi paham sufi yang dianut oleh mufasirnya, 

karena tasawuf telah menjadi minat dasar bagi mufasirnya, untuk legitimasi atas 

pendapatnya tentang paham tasawuf. Kemudian dalam perkembangannya 

muncul dua model tafsir sufi yakni tafs³r sf³ na§ar³ dan tafs³r sf³ isy±r³ yang 

masing-masing memiliki ciri khas tersendiri sebagaimana telah diuraikan di atas. 

                                                 
125‘Abd al-Hay al-Farm±w³, al-Bid±yah f³ al-Tafs³r al-Mau«’³  (Mi¡r: Dir±sah Man¥ajiy±t 

Mau«’iy±t, Maktabah Jumhuriyah Misr, 1977), h. 29. 

126Syarat-syarat diterimanya tafsir isy±r³ adalah yang memenuhi syarat-syarat berikut: 
Pertama, t idak boleh bertentangan dengan makna zahir dari susunan kalimat ayat-
ayat Alquran. Kedua, harus didukung oleh kesaksian syara' yang menguatkannya. 
Ketiga, tidak bertentangan dengan syara' ataupun akal. Keempat, tidak mengandung 
penyelewengan-penyelewengan dari susunan kalimat lafal-lafal Alquran. Lihat ‘Abd al-Hay 
al-Farm±w³, al-Bid±yah f³ al-Tafs³r al-Mau«’³, h. 255.  
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2. Sejarah lahirnya tafsir sufi 

Menelisik sejarah kemunculan tafsir sufistik tentunya harus dimulai dari 

mengkaji munculnya gerakan tasawuf dalam dunia Islam, sebagai penemu ide-

ide tasawuf dalam Alquran kemudian dituangkan menjadi sebuah produk tafsir. 

Menurut Abdul Mustaqim dalam bukunya “Maz±hib al-Tafs³r" dijelaskan bahwa 

berkembangnya sufisme dalam dunia Islam di tandai dengan praktik-praktik 

asketisme dan eskapisme yang dilakukan oleh generasi awal Islam semenjak 

munculnya konflik politis sepeninggal Nabi.127 

Gerakan tasawuf berjalan secara gradual, ia muncul dari sikap zuhud 

yang berusaha melepaskan diri dari kehidupan duniawi. Selanjutnya berjalan 

melalui pemikiran-pemikiran emanasi ketuhanan yang sangat populer dalam 

aliran Neo Platonisme yang juga merupakan salah satu sumber pengetahuan 

bagi para sufi, lantas sampai pada perasaan yang naik ke atas dan berujung 

pada perasaan rindu kepada Allah swt. dan cinta yang sangat mendalam kepada 

Allah.128 Pada dasarnya cikal bakal aliran tasawuf adalah gerakan hidup zuhud, 

sehingga jauh sebelum orang sufi lahir, telah ada orang yang mengamalkan 

gerakan hidup zuhud dan secara tekun mengamalkan ajaran-ajaran batin Islam, 

kemudian dikenal dengan ajaran tasawuf. 

Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa asal-usul ajaran tasawuf 

berasal dari zaman Nabi Mu¥ammad saw. berasal dari kata "beranda" (suffa), 

                                                 
127‘Abd al-Mustaq³m, Maz±hib al-Tafs³r; Peta Metodologi Penafsiran Alquran Periode 

Klasik Hingga Kontemporer (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003), h. 84.  

128Ignaz Goldziher, Maz±hib al-Tafs³r al-Isl±m³, h. 21. 
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dan pelakunya disebut dengan ahl al-suffa, seperti telah disebutkan di atas. 

Huzaifah bin al-Yam±n³, salah seorang sahabat Nabi yang dianggap pertama kali 

menyampaikan ilmu-ilmu yang kemudian dikenal dengan “tasawuf”.129 

Menurut catatan sejarah, Huzaifah bin al-Yam±n³ pertama-tama 

mendirikan madrasah tasawuf, tetapi pada masa itu belumlah terkenal dengan 

nama tasawuf. Imam sufi  yang pertama dikenal dalam sejarah Islam yaitu ¦asan 

al-Ba¡r³ seorang ulama besar tabi’³n, murid pertama Huzaifah bin al-Yam±n³ dan 

adalah keluaran dari madrasah yang pernah didirikannya.130 

Dengan demikian, tasawuf berkembang dimulai dari madrasah Huzaifah 

bin al-Yam±n³ di Madinah, kemudian diteruskan madrasah Al-¦asan al-Ba¡r³ di 

Basrah dan seterusnya oleh Sa’ad bin al-Mussayib salah seorang ulama besar 

tabi’³n. Sejak itulah pelajaran ilmu tasawuf telah mendapat kedudukan dalam 

Islam sepanjang masa. 

Terlepas dari adanya silang pendapat seputar penyebab utama yang 

memotivasi lahirnya gerakan zuhud, Ab al-A’l± al-Af³f³ mengemukakan 

sebagaimana dikutip oleh Asmaran As.131 bahwa faktor yang memicu lahirnya 

gerakan hidup zuhud dalam Islam ada empat di antarnya adalah:  

a) Ajaran-ajaran Islam itu sendiri. 

b) Revolusi ruhaniyah kaum muslimin terhadap sistem sosial-politik yang 

berlaku. 

                                                 
129Mustafa Zahri, Kunci Memahami Ilmu Tasawuf (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 

155. 

130Mustafa Zahri, Kunci Memahami ilmu Tasawuf, h. 15. 

131Asmaran As., Pengantar Studi Tasawuf (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 
234.  
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