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ABSTRAK 

Nama  : Nur Akni 

NIM  : 30100119062 

Judul : Studi Estetika Pada Desain Masjid Agung Sultan Alauddin di 

Kampus UIN Alauddin Makassar 

Skripsi ini membahas tentang studi estetika pada salah satu masjid di 

Kampus UIN Alauddin Makassar. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan 

dalam tiga pertanyaan, (1) Bagaimana gambaran umum Masjid Sultan Alauddin 

di Kampus UIN Alauddin Makassar?, (2) Bagaimana desain pada Masjid Agung 

Sultan Alauddin di Kampus UIN Alauddin Makassar?, (3) Bagaimana estetika 

pada Masjid Agung Alauddin di kampus UIN Alauddin Makassar?. 

Jenis penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian kualitatif yang 

objek penelitiannya berupa sistematis-refleksi. Dalam jenis penelitian ini bersifat 

deskriptif yang didapat dari buku-buku serta hasil penelitian baik yang sudah 

dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan menelusuri sumber- sumber kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan 

penelitian ini serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan makna estetika 

Masjid Agung Sultan Alauddin di kampus UIN Alauddin Makassar.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Masjid Sultan Agung Alauddin 

Makassar ini menjadi jembatan antar komunitas universitas dan penduduk yang 

dapat mendorong saling menguntungkan antara interaksi dan lingkungan eksternal 

lainnya. Masjid Sultan Agung Alauddin Makassar terkenal karena keunikan 

arsitekturnya, unsur budaya lokal dan keterbaruannya menjadi ciri khas dan 

keunikan dari Masjid Sultan Agung Alauddin. 2) Adapun desain Masjid Sultan 

Agung Alauddin yaitu dengan menerapkan bentuk Rub Al-Hizb dan lontara’. Rub 

Al-Hizb adalah bentuk segi delapan yang ditemukan dalam Al-Qur’an, Sedangkan 

lontara’ aksara bugis Makassar adalah aksara bugis yang sudah ada sejak abad XV 

dan dikenal sebagai aksara-aksara tertua di Indonesia, lontara’ dipilih untuk 

mewakili arsitektur lokal dimana salah satu bab yang ditulis dalam lontara’ ini 

manuskripnya adalah Sure' Galigo. 3) Makna desain Masjid Sultan Agung 

Alauddin Makassar: kubah, elemen garis, elemen bidang, elemen bentuk, elemen 

tekstur, elemen pola, elemen cahaya, elemen nada, elemen kesalarasan, elemen 

komposisi,  

Implikasi dalam penelitian ini adalah, diharapkan memberikan khazanah 

pengetahuan bagi pembaca khususnya bagi peneliti pribadi untuk menambah 

wawasan tentang estetika dan makna desain estetika pada Masjid Sultan Agung 

Alauddin Makassar dan menjadi perhatian dalam kehidupan kita khususnya dalam 

bidang estetika. Peneliti juga berharap semoga penelitian ini menjadi referensi 

setelahnya, dengan lebih mengembangkannya melalui beberapa Teknik 

interpretasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atau yang lebih kerap dikenal 

sebagai sebutan UIN Alauddin memiliki masjid yang diberi nama Masjid Agung 

Sultan Alauddin yang terletak di area kampus II Alauddin Makassar, Kelurahan 

Romang Polong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Masjid Agung Sultan 

Alauddin didesain dari tahun 2016, pembangunan dimulai pada tahun 2018 

kemudian diresmikan pada 9 Juni 2021.  

Masjid merupakan tempat peribadatan bagi umat Islam yang memiliki 

bentuk desain dan simbol yang tampak dari masjid itu sendiri. Bangunan masjid 

dapat diketahui atau dibedakan dengan penerapan bentuk yang dimaknai sebagai 

ornament atau kaligrafi yang dapat menambah nilai estetika dalam proses 

persujudan kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan QS Al-Jinn 72:18 

 

ِ احََد   ِ فلَََ تدَْعُوْا مَعَ اللّٰه انََّ الْمَسٰجِدَ لِِلّه  ١٨اۖ وَّ

Terjemahnya: 
“Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka, janganlah 

menyembah apa pun bersamaan dengan (menyembah) Allah”1 

Selain ayat di atas, ada juga hadis yang menjelaskan tentang keutamaan 

masjid yang perlu kita perhatikan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu 

Nu’aim yang berbunyi: 

 قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: }المَسْجِدُ  بيَْتُ كُلِِّ مُؤْمِنٍ{

 

                                                             
 1Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahnya, Bandung: PT alQosbah Karya Indonesia, 

2023), h. 573. 
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Artinya: 

“Nabi saw. bersabda, “Masjid adalah rumahnya setiap mukmin.” Hadis ini 

diriwayatkan oleh imam Abu Nu’aim”2 

Secara terstruktur, masjid menjadi ciri identitas agama Islam. Masjid ini 

dibangun dan difungsikan untuk kegiatan beribadah, ada beberapa pertimbangan 

dalam pembangunan masjid ini salah satunya yaitu lokasinya yang strategis sebagai 

pusat kegiatan di daerah samata membuat Masjid Agung Sultan Alauddin ini 

menjadi jembatan antar komunitas universitas dan penduduk yang dapat 

mendorong saling menguntungkan antara interaksi dan lingkungan eksternal 

sekitarnya.  

Selain memiliki fungsi atau kegunaan tertentu, sebuah bangunan juga 

memiliki karakter tertentu yang pada umumnya akan muncul dan terakumulasi 

menjadi sebuah citra ataupun kesan yang diberikan oleh siapapun kepada bangunan 

tersebut.  

Masjid merupakan suatu karya budaya yang hidup, karena masjid 

merupakan karya arsitektur yang selalu diciptakan, dipakai oleh masyarakat muslim 

secara luas, dan digunakan terus-menerus dari generasi ke generasi. Karena itu, 

sebagai bangunan religius, masjid adalah representasi dari komunitas ummat Islam 

yang melahirkan dan memakmurkannya, sangat kaya dengan nilai-nilai kearifan 

lokal.3 

Masjid Agung Sultan Alauddin memiliki 3 ciri khas dalam bangunannya 

yaitu ciri islam, ciri budaya lokal dan yang ciri kemodernan. Menurut informasi 

dari sang arsitektur ada dua konsep varian simbol arsitektur Islam yang diterapkan 

pada Masjid Agung Sultan Alauddin yaitu Rub Al-Hizb dan lontara’.  

                                                             
 2STIM Surakarta, “Keutamaan Masjid Dalam Islam” 

https://www.stimsurakarta.ac.id/2021/10/21/12-keutamaan-masjid-dalam-islam/mimbar-dosen/, 

pada tanggal 17 Agustus 2023. 
3Esterica Yunianti, “Estetika Unsur-Unsur Arsitektur Bangunan Masjid Agung Surakarta”. 

Chataris: Journal of Arts Education 4, no.1 (2015): h. 16. 

https://www.stimsurakarta.ac.id/2021/10/21/12-keutamaan-masjid-dalam-islam/mimbar-dosen/
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Rub Al-Hizb adalah bentuk segi delapan yang ditemukan dalam Al-Qur’an, 

pada mulanya lambang ini digunakan dalam Al-Qur’an yang dibagi pada 60 hizb 

(60 kumpulan yang panjangnya agak sama) lambang ini menunjukkan setiap suku 

hizb, sementara setiap hizb melambangkan setengah juz. Rub Al-Hizb disebutkan 

sekitar 240 kali di dalam Al Qur’an. Sedangkan lontara’ aksara bugis Makassar 

adalah aksara bugis yang sudah ada sejak abad XV dan dikenal sebagai aksara-

aksara tertua di Indonesia, lontara’ dipilih untuk mewakili arsitektur lokal dimana 

salah satu bab yang ditulis dalam lontara’ ini manuskripnya adalah Sure' Galigo. 

Pada dasarnya masjid Agung Sultan Alauddin UIN Alauddin Makassar ini 

didesain dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan fisik bangunan khususnya 

dalam hal konsep penghematan energi berupa penghawaan alami dan pencahayaan 

alami. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan material berupa roster dan kaca yang 

memungkinkan cahaya matahari baik langsung maupun cahaya refleksi bisa masuk 

ke dalam ruang shalat. Penggunaan roster ini pula dapat menjadi lubang udara 

dalam mendukung aspek penghawaaan alaminya. Pemanfaatan aspek penghawaan 

alami dalam bangunan harus memikirkan prasyarat dasar yaitu adanya udara sehat 

di luar bangunan (terbebas dari debu, bau serta polutan lainnya yang dapat 

mengganggu), suhu udara yang tersedia tidak terlalu tinggi (maksimal 28°C), aliran 

udara secara horizontal tidak terhalang oleh bangunan di sekitar tapak (angin bisa 

berhembus dengan lancar), dan kebisingan lingkungan yang rendah. Apabila 

prasyarat dasar tidak memenuhi maka pemanfaatan penghawaan alami akan 

merugikan atau tidak terpenuhi. 

Bentuk dan struktur bangunan masjid yang dilihat dari sudut pandang 

keindahan yang memancarkan kehidupan spiritual. Kehidupan spiritual tersebut 

mengacu pada simbol-simbol dan ornamen pada rancangan bangunan masjid. 

rancang bangunan masjid tersebut akan terlihat estetis apabila didalam simbol-
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simbol dan oranamen tersebut mengandung pesan-pesan kehidupan spiritual, 

karena sifat-sifat ilahi terpancar darinya. 

Hal ini yang mendasari penulis untuk menganalisis bagaimana makna 

desain Masjid Agung Sultan Alauddin dengan teori keindahan. Teori pokok sering 

diakui sebagai pisau bedah untuk mengurai dan mendekati objek yang diteliti dalam 

upaya mengungkapkan permasalah yang dianggap sebagai penyelesaiannya.4 Agar 

dapat membahasnya lebih mendalam, kita hendaknya mengetahui unsur-unsur yang 

bisa kita temukan karena keindahan itu terdiri dari komponen-komponen yang 

masing-masing mempunyai ciri dan sifat yang menentukan taraf dari kehadiran 

keindahan itu.5 Pada penelitian yang penulis susun, masjid Agung Sultan Alauddin 

dalam upaya mengungkapkan dan mengetahui bagian unsur-unsur yang membuat 

indah pada masjid tersebut dalam analisis esetika. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Gambaran Umum Masjid Agung Sultan Alauddin di Kampus 

UIN Alauddin Makassar? 

2. Bagaimana Desain Pada Masjid Agung Sultan Alauddin di Kampus UIN 

Alauddin Makassar? 

3. Bagaimana Makna Estetika Pada Masjid Agung Sultan Alauddin di Kampus 

UIN Alauddin Makassar? 

C. Pengertian Judul 

 Pengertian judul dikemukakan agar memperjelas arah permasalahan yang 

akan diteliti serta sebagai bentuk untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran 

terhadap makna yang terdapat dalam judul penelitian atau sebagai persepsi terhadap 

arah dalam penelitian ini sehingga dapat dimengerti dengan baik. 

                                                             
4Rony, Ikonografi Arsitektur dan Interior Masjid Kristal Khadija Yogyakarta (Samarinda:  

Oktober 2014), 121-134. 
5A. A. M. Djelantik, Estetika Sebuah Pengantar (Bandung : Masyarakat Seni Pertunjukan 

Indonesia, 2009), 15-16. 
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Berdasarkan judul penelitian ini mengenai “Studi Estetika Pada Desain 

Masjid Agung Sultan Alauddin di kampus UIN alauddin Makassar”. Sehingga, 

untuk lebih jelasnya diperlukan penjelasan awal terhadap pengertian atau istilah-

istilah dari beberapa variabel yang terdapat dalam judul penelitian ini. Dengan 

demikian mendeskripsikannya sebagai berikut: 

a. Studi Estetika 

 Estetika adalah salah satu cabang filsafat yang membahas keindahan. 

Estetika merupakan ilmu yang membahas keindahan bisa terbentuk dan dapat 

merasakannya. Pembahasan lebih lanjut mengenai estetika adalah sebuah filosofi 

yang mempelajari nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian 

terhadap sentimen dan rasa6. Estetika merupakan cabang yang sangat dekat dengan 

filosofi seni.  

Martin memasuki wacana mengenai estetika dengan pandangan bahwa 

estetika, secara filsafat, bukan sekedar keindahan. Oleh Martin, konsep estetika 

dibawa secara fleksibel dan luas untuk menilik praktik kesenian, sekalipun 

perkembangan seni sendiri pada satu titik banyak dianggap tidak melulu 

menyangkut “yang indah”.7 

b. Estetika Desain 

 Estetika merupakan sebuah kata yang tidak mudah dijelaskan. Namun, 

estetika itu sendiri kerap jadi alasan cara mengalami atau menghadapi sebuah karya 

seni. Indah, bagus, fantastis, merupakan beberapa kata sebagai menjelaskan 

hadirnya dimensi estetika dalam mengalami perjumpaan dengan suatu karya seni. 

Di lain pihak, indah, bagus, fantastis, atau estetis itu sendiri tidak mudah dijelaskan. 

                                                             

6Zangwill, Nick. "Aesthetic Judgment", Stanford Encyclopedia of Philosophy, 02-28-

2003/10-22-2007. Diakses 14 Februari 2023. 
7Yusuf rizaldy, "Jalan Panjang Sejarah Estetika Martin Suryajaya" 

https://sarasvati.co.id/en/news/book/12/sejarah-estetika-martin-suryajaya/. diakses pada tanggal 4 

agustus 2023 pada pukul 14:31 WITA 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
https://id.wikipedia.org/wiki/Seni
http://plato.stanford.edu/entries/aesthetic-judgment/
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Stanford_Encyclopedia_of_Philosophy&action=edit&redlink=1
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Dalam tulisan ini persoalan seperti tidak mudah dijelaskan akan dihindari. Justru 

tulisan ini memilih menjelaskan estetika, bukan apa, namun di mana kedudukannya 

dalam sebuah karya desain komunikasi visual. tiap karya mengandung nilai 

estetika. Hal tersebut dilandasi pemikiran bahwa estetika tidak sebatas yang 

tampak, namun juga yang tidak tampak (wacana). Maka, estetika sebaiknya tidak 

sebatas dipahami sebagai bentuk-bentuk yang indah, harmoni, tertata, rapih, dsb. 

Estetika perlu dicari yang berada di luar bentuk-bentuk tersebut. Namun demikian 

hadirnya pengelolaan bentuk-bentuk tadi menjelaskan bahwa di sana telah hadir 

peran estetika yaitu pada soal materialitas bentuk seperti unsur/elemen misalkan 

warna, tekstur, ukuran, bidang, dan sebagainya. Metrialitas inilah yang perannya 

sama-sama sebagai perangkat-perangkat yang mencirikannya sebagai karya visual. 

 Selain itu desain juga memiliki kebenaran pada konteks masing-masing. 

Dalam kalimat singkat sebuah desain yang berhasil di suatu tempat belum berhasil 

untuk tempat lain. Kondisi ini melahirkan kesadaran bahwa estetika sebuah desain 

tidak bisa lebih tinggi dibanding estetika desain di tempat lain. Pemaksaan suatu 

konsep estetika hanya melahirkan wacana dominan. Namun sejarah mencatat 

bahwa peran-peran dominasi estetika juga berlangsung. Inilah yang dapat 

menjelaskan bahwa estetika tidak berhenti sebatas form dan content, namun form 

dan context.8 

c. Masjid Agung Sultan Alauddin 

Dikutip dari website resmi UIN Alauddin, mesjid ini mulai dibangun pada 

tahun 2014 yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Rektor saat itu, Qadir 

Gassing. Sebelum pembangunan masjid ini selesai, di tahun 2021, Rektor UIN 

Alauddin Makassar, Hamdan Juhannis melalui Surat Penyampaian nomor B-

                                                             
8Widyatmoko. "estetika dalam desain" http://dgi.or.id/dgi-archive/estetika-dalam-desain. 

diakses pada tanggal 4 agustus 2023 pada pukul 14:27 WITA 
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/179/Un.06/Kp.01.2/06/202 pada Rabu 09 Juni 2021 meresmikan Masjid ini, 

kemudian mulai difungsikan untuk beribadah. 

Salah seorang Dosen UIN Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat, Fajar menilai meski pembangunan Masjid Sultan Agung Alauddin ini 

belum selesai dan pengoperasiannya yang belum optimal, namun masjid Sultan 

Agung Alauddin telah menarik perhatian dan digadang-gadang menjadi ikon 

kampus.9 

D. Kajian Pustaka 

Penulis telah melakukan penelusuran terkait sumber yang ada dan belum 

ditemukan secara khusus yang membahas terkait dengan penelitian ini. Namun, ada 

beberapa tulisan yang relevan dan mendukung dengan pembahasan dalam 

penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 

Pertama, skripsi yang disusun oleh Caesar Husnul Khitam dengan judul 

“Studi Tentang Estetika Interior Masjid Nurul Iman Kalitan di Surakarta” yang 

diajukan kepada fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Surakarta 

tahun 2019. Dalam skripsi ini, diuraikan bahwa Masjid Nurul Iman Kalitan yang 

memadukan antar gaya tradisi dari Jawa dengan Timur Tegah ini memiliki bentuk- 

bentuk estetis yang ditunjukkan dari bentuk bangunan masjid yang menciptakan 

sebuah keindahan yang dilihat dari keutuhan atau kebersetauan antar ruang masjid 

yang merupakan satu kesatuan bangunan masjid, penonjolan atau penekanan yang 

terdapat pada elemen-elemen dekorasi masjid yang berbentuk simetri berpadu 

dengan bentuk bangunan sehingga menunjukkan sebuah keseimbangan dalam 

sebuah bangunan Masjid Nurul Iman Kalitan. 

                                                             
9Nurhaslinda. “Masjid Sultan Agung Alauddin Berpotensi Sebagai Symbol Peradaba”. 

https://alanbantik.com/2021/11/01/masjid-sultan-agung-alauddin-berpotensi-sebagai-simbol-

peradaban/. Diakses pada tanggal 14 Februari 2023 pada pukul 15:13 WITA. 

 

https://alanbantik.com/2021/11/01/masjid-sultan-agung-alauddin-berpotensi-sebagai-simbol-peradaban/
https://alanbantik.com/2021/11/01/masjid-sultan-agung-alauddin-berpotensi-sebagai-simbol-peradaban/


 
 
 
 
 

8 
 

 

Kedua, jurnal yang ditulis oleh A. Nur Zamzamniah, Andi Rifqah dan 

Zulkarnain AS yang berjudul “Filosofi Penerapan Arsitektur Islam pada Masjid 

Agung Syekh Yusuf Gowa”. Dalam jurnal ini diuraikan bahwa pada saat ini telah 

banyak ditemukannya konsep-konsep dalam dunia arsitektur. Berbagai macam 

konsep dilahirkan dari waktu ke waktu untuk mewujudkan desain yang lebih 

inovatif. Salah satunya adalah kosenp arsitektiur Islam. Masjid merupakan salah 

satu dari penerapan bentuk arsitektur Islam. Dimana arsitektur Islam adalah 

arsitektur yang di dalamnya nilai Islam diterapkan.  

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Hamsar dengan judul “Kajian Estetika 

Tipologi Mesjid Muhammad Cheng Hoodi Tanjung Bunga Maccini Sombala 

Tamalate Kota Makassar” yang diajukan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2018. Hasil penelitian 

diperoleh dari data berbagai tipologi yang terdapat pada mesjid Cheng Hoo adalah 

di dalamnya terkandung harapan bahwa melalui mesjid, Islam akan lebih gemilang 

dalam hati setiap umat muslim. Atap Cheng Hoo dibuat berbentuk pagoda, ini 

sebagai penanda dua identitas, tionghoa dan muslim dalam satu atap. Sebagai 

deskripsi dari hasil penelitian diajukan saran agar kiranya kita bisa banyak belajar 

dari mesjid Cheng Hoo ini bagaimana menciptakan kerukunan meskipun adanya 

perbedaan, yaitu dengan menyatu padukan tanpa membedakan atau mengucilkan 

antar sesama. 

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Husni yang berjudul “Seni 

Arsitektur Masjid di Luhak Agam Dalam Tinjauan Estetis-Filosofis” dalam jurnal 

ini diuraikan bahwa Hasil yang dicapai dalam penelitian ini telah menemukan corak 

arsitektur masjid diluhak agam pada zaman klasik ciri utamanya beratap tumpang, 

pada zaman pertengahan dengan atap berkubah empat yang kemudian pada zaman 
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modern berkembang menjadi masjid dengan lima kubah. Masing-masing corak 

tersebut memberikan unsur estetis yang mengandung nilai filosofis tersendiri. 

Kelima, studi Estetika Pada Desain Interior Masjid Kristal Khadija Budi 

Mulia Dua di Yogyakarta oleh Sriyoto. Institut Seni Indonesia Surakarta 2016. 

Penelitian yang dilakukan membahas mengenai estetika elemen-elemen pembentuk 

ruang dan elemen pengisi ruang pada Masjid Kristal Khadija di Yogyakarta dengan 

konsep keindahan. Penelitian ini memiliki metode penelitian yang sama dengan 

penelitian yang penulis susun, akan tetapi mengangkat obyek yang berbeda dengan 

penulis yang membahas mengenai Masjid Agung Sultan Alauddin Makassar di 

Kampus UIN Alauddin Makassar. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian kualitatif yang 

objek penelitiannya berupa sistematis-refleksi. Dalam jenis penelitian ini bersifat 

deskriptif yang didapat dari buku-buku serta hasil penelitian baik yang sudah 

dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.10  Dalam penelitian ini, peneliti 

akan menelusuri sumber- sumber kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan 

penelitian ini serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan makna estetika 

pada Masjid Agung Sultan Alauddin di Kampus UIN Alauddin Makassar.  

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam pendekatan penelitian ini adalah langkah awal yang harus dicapai 

oleh peneliti yaitu: 

a. Pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang berusaha untuk mencapai sesuatu 

yang benar yang bertujuan menemukan suatu makna atau hakikat. Pendekatan 

ini tentunya menggunakan akal manusia sehingga melahirkan bahasa, realitas, 

                                                             

10Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (cet. XVI; 

Yogyakarta: Kanisius, 2022), h.63 
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serta pengalaman yang mewujudkan dirinya sesuai fakta-fakta atau realitas 

empiris dalam kehidupan manusia. Maka subjek yang saling berinteraksi 

dengan realitas sehingga dapat menemukan makna dan hakikat di dalamnya.11 

b. Pendekatan estetis, pendekatan ini digunakan untuk membedah bagaimana 

keindahan pada variable-variabel pada masjid tersebut. 

3. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:  

a. Data primer, yaitu data-data yang didapatkan langsung dari buku-buku yang 

terkait dengan penelitian ini dan yang dianggap menjadi rujukan utama demi 

berjalannya skripsi ini dengan sempurna. 

b. Data sekunder, yaitu bersumber dari beberapa buku-buku, jurnal, majalah, dan 

dokumen-dokumen lainnya yang tentunya berkaitan dengan judul penelitian 

ini. Dan adapun cara mendapatkan data-data ini adalah menelusuri arsip dan 

berbagai perpustakaan, baik melalui internet maupun secara langsung dalam 

perpustakaan.12 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang paling strategis dalam suatu 

penelitian, karena hal yang paling utama dalam penelitian adalah mendapatkan 

data. Penelitian tidak dapat dilakukan tanpa pengetahuan tentang Teknik 

pengumpulan data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.13 Metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan data yang cenderung dilakukan secara tertulis. 

Yaitu, data-data yang bersumber dari kepustakaan baik sumber bersifat primer 

                                                             

11Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial  (cet. IV; Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1990), h. 62 

12Sutrisno Hadi, Metodologi research  ( Yogyakarta: YP Fak. Psikologi UGM, 1985). h. 89  

13Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D, (Cet. IV; 

Bandung:Alfabet,2013),h.224 
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maupun sekunder, berupa buku-buku, jurnal, dan literatur-literatur yang lainnya 

yang dibutuhkan peneliti. 

5. Metode pengolahan dan Analisis data 

Setelah data berhasil dikumpulkan dari berbagai macam sumber, baik dari 

artikel, ensiklopedia, maupun dokumen-dokumen lainnya yang menyangkut 

tentang penelitian ini. Selanjutnya peneliti mengolahnya dengan metode kualitatif. 

Maka teknik analisa yang penulis gunakan dengan cara interpretasi berpikir sebagai 

berikut: 

a. Deduktif, yaitu metode analisa yang digunakan penulis bertitik tolak dari 

pembahasan estetika secara umum, kemudian menganalisis untuk menarik 

kesimpulan yang lebih bersifat khusus estetika pada Masjid Agung Sultan 

Alauddin. 

b. Induktif, yaitu metode analisa yang digunakan penulis bertitik tolak dari satu 

atau beberapa tentang estetika yang bersifat khusus kemudian di analisis untuk 

menarik kesimpulan yang bersifat umum tentang estetika. 

c. Kompratif, yaitu metode yang digunakan penulis dengan cara membandingkan 

argument, pendapat atau pikiran terkait masjid itu sendiri. 

F. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk Mengetahui Gambaran Umum Masjid Sultan Agung Alauddin di 

Kampus UIN Alauddin Makassar.  

b.  Untuk Mengetahui Desain Pada Masjid Sultan Agung Alauddin di Kampus 

UIN Alauddin Makassar.  

c. Untuk Mengetahui Makna Estetika Pada Desain Masjid Sultan Agung Alauddin 

di Kampus UIN Alauddin Makassar.  
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2.  Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini, antara lain: 

a. Secara teoritis 

1. untuk dapat memperluas wawasan serta bermanfaat untuk perkembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang filsafat khususnya mengenai nilai-nilai 

Islam yang terdapat didalamnya. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian pendukung 

penelitian selanjutnya tentang estetika simbol dengan tema yang berbeda. 

3. Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan untuk mahasiswa 

Aqidah Filsafat secara Khusus dan mahasiswa UIN Alauddin secara umum. 

b. Secara akademis 

1. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai informasi bagi penelitian-penelitian 

yang sama dan akan dilakukan oleh penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Hasil dari penelitian ini bisa menjadi informasi sebagai bahan untuk 

penelitian yang sama lebih dahulu namun berbeda sudut pandang aspek-

aspek yang akan dibahas dan juga dapat dijadikan sebagai literatur dalam 

perpustakaan UIN Alauddin Makassar yang berkaitan dengan kajian Aqidah 

dan Filsafat Islam (AFI). 

c. Secara Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan referensi berikutnya. 

2. Untuk menambah literatur khususnya mengenai estetika pada desain Masjid 

Sultan Agung Alauddin.  
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BAB II 

ESTETIKA DAN OBJEKNYA 

A. Pengertian Estetika 

Cabang filsafat yang membicarakan definisi, susunan dan peranan 

keindahan, khususnya di dalam seni, dinamakan estetika. Filsafat merupakan ilmu 

yang sudah sangat tua. Bila kita membicarakan filsafat maka pandangan kita akan 

tertuju jauh ke masa lampau di zaman Yunani Kuno. Pada masa itu semua ilmu 

dinamakan filsafat. Dari Yunanilah kata filsafat ini berasal, yaitu dari kata philos 

dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam, dan sophia artinya 

kebijakan atau kearifan. Istilah filsafat sering dipergunakan secara populer dalam 

kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam penggunaan 

populer, filsafat dapat diartikan sebagai suatu pendirian hidup (individu) dan dapat 

juga disebut sebagai pandangan masyarakat (masyarakat).14 

Dalam penggunaan populer, filsafat dapat diartikan sebagai suatu pendirian 

hidup (individu) dan dapat juga disebut sebagai pandangan masyarakat 

(masyarakat). Mungkin anda pernah bertemu dengan seseorang dan mengatakan: 

filsafat hidup saya adalah hidup seperti oksigen, menghidupi orang lain dan diri 

saya sendiri. Atau orang lain lagi mengatakan: hidup harus bermanfaat bagi orang 

lain dan dunia‖. Ini adalah contoh sederhana tentang filsafat seseorang. Selain itu, 

masyarakat juga mempunyai filsafat yang bersifat kelompok. Oleh karena manusia 

itu makhluk sosial, maka dalam hidupnya ia akan hidup bermasyarakat dengan 

berpedoman pada nilai-nilai hidup yang diyakini bersama. Inilah yang disebut 

filsafat atau pandangan hidup. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan filsafat 

                                                             
14Konsep Dasar Filsafat, (Yogyakarta: UNY, 2015) h.1 
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bangsa. Henderson sebagaimana dikutip oleh Uyoh Sadulloh (2007:16) 

mengemukakan:  

Populerly, philosophy menans one’s general view of lifeof men, of ideals, 

and of values, in the sense everyone has a philosophy of life”. 

Di Jerman dibedakan antara filsafat dengan pandangan hidup 

(Weltanscahuung). Filsafat diartikan sebagai suatu pandangan kritis yang sangat 

mendalam sampai ke akar-akarnya. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Magnis 

Suseno bahwa filsafat sebagai ilmu kritis15. Dalam pengertian lain, filsafat diartikan 

sebagai interpretasi atau evaluasi terhadap apa yang penting 2 atau apa yang berarti 

dalam kehidupan. Di pihak lain ada yang beranggapan bahwa filsafat sebagai cara 

berpikir yang kompleks, suatu pandangan yang tidak memiliki kegunaan praktis. 

Ada pula yang beranggapan bahwa para filsuf bertanggung jawab terhadap cita-cita 

dan kultur masyarakat tertentu. Seperti halnya Karl Marx dan Fredrich Engels yang 

telah menciptakan komunisme. Thomas Jefferson dan John Stuart Mill telah 

mengembangkan suatu teori yang dianut dalam masyarakat demokratis. John 

Dewey adalah peletak dasar kehidupan pragmatis di Amerika. Sidi Gazalba 

mengatakan bahwa filsafat adalah hasil kegiatan berpikir yang radikal, sistematis, 

universal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin radix‖ yang artinya akar. Filsafat 

bersifat radikal, artinya permasalahan yang dikaji, pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan dan jawaban yang diberikan bersifat mendalam sampai ke akar-akarnya 

yang bagi orang awam mungkin dianggap hal biasa yang tidak perlu dibahas lagi, 

tetapi filsafat ingin mencari kejelasan makna dan hakikatnya. Misal Siapakah 

manusia itu? Apakah hakikat alam semesta ini? Apakah hakikat keadilan? Filsafat 

bersifat sistematis artinya pernyataan-pernyataan atau kajiankajiannya 

                                                             
15 Konsep Dasar Filsafat, (Yogyakarta: UNY, 2015)  
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menunjukkan adanya hubungan satu sama lain, saling berkait dan bersifat koheren 

(runtut). 

 Di dalam tradisi filsafat ada paham-paham atau aliran besar yang menjadi 

titik tolak dan inti pandangan terhadap berbagai pertanyaan filsafat. Misal: aliran 

empirisme berpandangan bahwa hakikat pengetahuan adalah pengalaman. Tanpa 

pengalaman, maka tidak akan ada pengetahuan. Pengalaman diperoleh karena ada 

indera manusia yang menangkap objek-objek di sekelilingnya (sensasi indera) yang 

kemudian menjadi persepsi dan diolah oleh akal sehingga menjadi pengetahuan. 

Filsafat bersifat universal, artinya pertanyaan-pertanyaan dan jawabanjawaban 

filsafat bersifat umum dan mengenai semua orang. Misalnya: Keadilan adalah 

keadaan seimbang antara hak dan kewajiban. Setiap orang selalu berusaha untuk 

mendapatkan keadilan. Walaupun ada perbedaan pandangan sebagai jawaban dari 

pertanyaan filsafat, tetapi jawaban yang diberikan berlaku umum, tidak terbatas 

ruang dan waktu. Dengan kata lain, filsafat mencoba mengajukan 3 suatu konsep 

tentang alam semesta (termasuk manusia di dalamnya) secara sistematis. Filsafat 

sering juga dapat diartikan sebagai berpikir reflektif dan kritis‖ (reflective and 

critical thinking). Namun, Randall dan Buchler sebagaimana dikutip oleh Uyoh 

Sadulloh memberikan kritik terhadap pengertian tersebut, dengan mengemukakan 

bahwa definisi tersebut tidak memuaskan, karena beberapa alasan, yaitu: 1) tidak 

menunjukkan karakteristik yang berbeda antara berpikir filsafati dengan fungsi-

fungsi kebudayaan dan sejarah, 2) para ilmuwan juga berpikir reflektif dan kritis, 

padahal antara sains dan filsafat berbeda, 3) ahli hukum, ahli ekonomi juga ibu 

rumah tangga sewaktu-waktu berpikir reflektif dan kritis, padahal mereka bukan 

filsuf atau ilmuwan. Dalam Al-Quran dan budaya Arab terdapat istilah “hikmat‖ 

yang berarti arif atau bijak. Filsafat itu sendiri bukan hikmat, melainkan cinta yang 

sangat mendalam terhadap hikmat. Dengan pengertian tersebut, maka yang 
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dinamakan filsuf adalah orang yang mencintai dan mencari hikmat dan berusaha 

mendapatkannya. Al-Syaibani (1979) mengatakan bahwa hikmat mengandung 

kematangan pandangan dan pikiran yang jauh, pemahaman dan pengamatan yang 

tidak dapat dicapai oleh pengetahuan saja. Dengan hikmat filsuf akan mengetahui 

pelaksanaan pengetahuan dan dapat melaksanakannya. Seorang filsuf akan 

memperhatikan semua aspek pengalaman manusia. Pandangannya yang luas 

memungkinkan ia melihat segala sesuatu secara menyeluruh, memperhitungkan 

tujuan yang seharusnya. Ia akan melampaui batasbatas yang sempit dari perhatian 

yang khusus dan kepentingan individual. Harold H. Titus (1959) mengemukakan 

pengertian filsafat dalam arti sempit maupun dalam arti luas.  

Dalam arti sempit filsafat diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan 

metodologi atau analisis bahasa secara logis dan analisis makna-makna. Filsafat 

diartikan sebagai science of science‖ yang bertugas memberi analisis secara kritis 

terhadap asumsi-asumsi dan konsep-konsep ilmu, mengadakan sistematisasi atau 

pengorganisasian pengetahuan.16 Dalam pengertian yang lebih luas, filsafat 

mencoba mengintegrasikan pengetahuan manusia yang berbeda-beda dan 

menjadikan suatu pandangan yang komprehensif tentang alam semesta, hidup 4 dan 

makna hidup. Ada beberapa definisi filsafat yang dikemukakan Harold Titus, yaitu: 

(1) Filsafat adalah suatu sikap tentang hidup dan alam semesta; (2) Filsafat adalah 

suatu metode berpikir reflektif dan penelitian penalaran; (3) Filsafat adalah suatu 

perangkat masalah-masalah; (4) Filsafat adalah seperangkat teori dan sistem 

berpikir. Berfilsafat merupakan salah satu kegiatan manusia yang memiliki peran 

penting dalam menentukan dan menemukan eksistensinya. Dalam kegiatan ini 

manusia akan berusaha untuk mencapai kearifan dan kebajikan. Kearifan 

                                                             
16 Iftitah Nurul Laily, “pengertian filsafata menurut para ahli dan penjelasan metodenya” 

https://katadata.co.id/safrezi/berita/61f205ff60208/pengertian-filsafat-menurut-para-ahli-dan-

penjelasan-metodenya. Diakses pada tanggal 04 January 2023  

https://katadata.co.id/safrezi/berita/61f205ff60208/pengertian-filsafat-menurut-para-ahli-dan-penjelasan-metodenya
https://katadata.co.id/safrezi/berita/61f205ff60208/pengertian-filsafat-menurut-para-ahli-dan-penjelasan-metodenya
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merupakan hasil dari filsafat dari usaha mencapai hubungan-hubungan antara 

berbagai pengetahuan dan menentukan implikasinya, baik yang tersurat maupun 

yang tersurat dalam kehidupan. Estetika adalah arti dari suatu keindahan.  

Estetika merupakan cabang filsafat yang memuat keindahan. Estetika 

merupakan ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk, serta 

bagaimana agar bisa merasakannya17. Istilah Estetika baru muncul pada tahun 1750 

oleh seorang filsuf minor yang bernama A.G. Baumgarten (1714-1762). Istilah itu 

dipungut dari bahasa Yunani kuno, aistheton, yang berarti kemampuan melihat 

lewat penginderaan. Baumgarten menamakan seni itu sebagai pengetahuan 

sensoris, yang dibedakan dengan logika yang dinamakannya pengetahuan 

intelektual. Tujuan estetika adalah keindahan, sedangkan tujuan logika adalah 

kebenaran. 

 Sejak itu istilah estetika dipakai dalam pembahasan filsafat mengenai 

Benda Seni. Tetapi karena karya seni tidak selalu 'indah' seperti yang dipersoalkan 

dalam estetika, maka diperlukan suatu bidang khusus yang benar-benar menjawab 

tentang apa hakekat seni atau arts itu. Dan lahirlah yang dinamakan 'filsafat seni'. 

Jadi, perbedaan antara estetika dan filsafat seni hanya dalam objek materialnya saja. 

Estetika mempersoalkan hakekat keindahan alam dan karya seni, sedangkan filsafat 

seni mempersoalkan hanya karya seni atau benda seni/artefak yang disebut seni 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa estetika merupakan pengetahuan 

tentang keindahan alam dan seni. Sedangkan filsafat seni merupakan bagian dari 

estetika yang khusus membahas karya seni. Berdasarkan pendapat umum, estetika 

diartikan sebagai suatu cabang filsafat yang memperhatikan atau berhubungan 

dengan gejala yang indah pada alam dan seni. Pandangan ini mengandung 

pengertian yang sempit. Estetika yang berasal dari bahasa Yunani "aisthetika" 

                                                             
17 Jakob Sumardjo. 2000. Filsafat Seni. (Bandung: Penerbit ITB). 
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berarti hal-hal yang dapat diserap oleh pancaindra. Oleh karena itu, estetika sering 

diartikan sebagai persepsi indra (sense of perception). Alexander Baumgarten 

(1714-1762), seorang filsuf jerman adalah yang pertama memperkenalkan kata 

'aisthetika', sebagai penerus pendapat Cottfried Leibniz (1646-1716). Baumgarten 

memilih estetika karena ia berharap dapat memberikan tekanan pada pengalaman 

seni sebagai suatu sarana untuk mengetahui (the perfection of sentient knowledge). 

Penggunaan kata "estetika" berbeda dengan "filsafat keindahan", karena 

estetika kini tidak lagi semata-mata menjadi permasalahan filsafati. Cakupan 

pembicaraan tentang keindahan dalam seni atau pengalaman estetis berkaitan juga 

dengan karya seni, sehingga merupakan lingkup bahasan ilmiah. Cakupan 

pembicaraan tentang keindahan dalam seni atau pengalaman estetis berkaitan juga 

dengan gaya atau aliran seni, perkembangan seni dan sebagainya. 18 

Ilmu estetika adalah suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang 

berkaitan dengan keindahan dan mempelajari semua aspek dari apa yang disebut 

keindahan. Misalnya : Apa arti indah?, Apakah yang menumbuhkan rasa indah itu?, 

Apa yang menyebabkan barang yang satu dirasakan indah dan yang lainnya tidak?, 

Apa yang menyebabkan rasa indah yang dirasakan satu orang berlainan dengan 

yang dirasakan oleh orang lain?, Apakah indah itu terletak pada barang atau benda 

yang indah itu sendiri ataukah hanya pada persepsi kita saja?. Pertanyaan-

pertanyaan yang demikian telah merangsang manusia untuk berpikir dan 

selanjutnya mengadakan penyelidikan dan penelitian. Makin hari makin banyak 

orang yang terdorong untuk memikirkan hal-hal mengenai keindahan dan semakin 

banyak pula muncul pertanyaan-pertanyaan yang perlu mendapat jawaban.  

 Estetika dikutip dari kata Yunani "aisthetis" yang berarti penginderaan 

(gewaarwording) atau pengamatan (waarneming). Mengacu kepada pokok kata 

                                                             
18 Kartika Sony, Dharsono dan Nanang Ganda Perwira, 2004. Pengantar Estetika. 

(Bandung:Rekayasa Sains) hal 7. 
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tersebut maka orang memberi arti estetika sebagai segala sesuatu yang ada 

kaitannya dengan pengamatan. Disekitar tahun 1750, estetika digunakan oleh 

Alexander Baumgarten dalam arti cabang filsafat sistematis yang menempatkan 

keindahan dan seni sebagai objek telaahnya. 

Estetika sangat erat kaitannya dengan berbagai hal yang mengandung 

keindahan atau sesuatu yang berbau seni. Secara etimologis, istilah kata "estetika" 

berasal dari bahasa Latin yaitu "aestheticus" atau bahasa Yunani "aestheticos", yang 

berarti merasa. Secara etimologis estetika dianggap sebagai hal-hal yang bisa 

diserap oleh panca indera manusia. 

Pengertian estetika adalah ilmu atau filsafat yang mempelajari segala 

sesuatu tentang seni dan keindahan, serta bagaimana tanggapan manusia 

terhadapnya.19 

Sebagai teori seni, estetika membicarakan tentang tujuan penciptaan dan 

bagaimana karya seni itu dicipta, sehingga bisa memberikan suatu kenikmatan 

estetik. Namun, tidak hanya keindahan suatu karya, tapi mencakup segala hal yang 

berhubungan tentang kehidupan termasuk emosi, pengetahuan, kejiwaan dan lain-

lain. Ada beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan dalam mengkaji nilai 

estetika pada suatu objek. Unsur estetika adalah bentuk, tema, warna dan motif.20  

Estetika berfungsi untuk menilai sesuatu yang baik atau yang buruk suatu 

objek. Estetika atau sebuah keindahan ini mempunyai banyak makna dan arti, 

karena setiap orang mempunyai pengertian estetikanya yang berbeda-beda.21 

 

                                                             

19Kholida Qothrunnada, "Pengertian Estetika: Teori, Fungsi, dan Unsur di Dalamnya", 
https://www.detik.com/jabar/berita/d-6237367/pengertian-estetika-teori-fungsi-dan-unsur-di-

dalamnya. (diakses 7 Juni 2023) 

20Kholida Qothrunnada, "Pengertian Estetika: Teori, Fungsi, dan Unsur di Dalamnya". 

 

https://www.detik.com/jabar/berita/d-6237367/pengertian-estetika-teori-fungsi-dan-unsur-di-dalamnya
https://www.detik.com/jabar/berita/d-6237367/pengertian-estetika-teori-fungsi-dan-unsur-di-dalamnya
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B. Sejarah Estetika 

Sejarah perkembangan estetika didasarkan pada sejarah perkembangan 

estetika di Barat yang dimulai dari filsafat Yunani Kuno. Hal ini dikarenakan 

estetika telah dibahas secara terperinci berabad-abad lamanya dan dikembangkan 

dalam lingkungan Filsafat Barat. Hal ini bukan berarti di Timur tidak ada pemikiran 

estetika.  

Secara garis besarnya, tingkatan/tahapan periodisasi estetika disusun dalam 

delapan periode, yaitu: 22 

1. Periode Klasik (dogmatik)  

Periode Klasik (Dogmatik) Dalam periode ini para folosof yang membahas 

estetika diantaranya adalah Socrates, Plato dan Aristoteles. Dari ketiga filosof ini 

dapat dikatakan bahwa Socrates sebagai perintis, Plato yang meletakkan dasar-

dasar estetika dan Aristoteles yang meneruskan ajaran-ajaran Plato. Dalam periode 

ini ada beberapa ciri mengenai pandangan estetikanya, yaitu: 1. Bersifat metafisik 

Keindahan adalah ide, identik dengan ide kebenaran dan ide kebaikan. Keindahan 

itu mempunyai tingkatan kualitas, dan yang tertinggi adalah keindahan Tuhan. 2. 

Bersifat objektifistik Setiap benda yang memiliki keindahan sesungguhnya berad 

dalam keindahan Tuhan. Alam menjadi indah karena mengambil peranannya atau 

berpartisipasi dalam keindahan Tuhan. 3. Bersifat fungsional Pandangan tentang 

seni dan keindahan haruslah berkaitan dengan kesusilaan (moral), kesenangan, 

kebenaran dan keadilan. 

2. Periode Skolastik  

Alam sejarah Filsafat Barat abad pertengahan adalah masa timbulnya 

filsafat baru. Hal ini dikarenakan kefilsafatan itu dilakukan oleh bangsa Eropa Barat 

                                                             
22Institut seni Indonesia. “makalah filsafat estetika”. https://sipadu.isi-

ska.ac.id/sidos/rpp/20171/rpp_98877.pdf 
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dengan para filosofnya yang umumnya pemimpin gereja atau penganut Kristiani 

yang taat. Filsafat abad pertengahan ini dikenal dengan sebutan Filsafat Skolastik. 

Dalam abad pertengahan ini masalah theologia mendapat perhatian utama dari para 

filosof. Masalah estetika dikemukakan oleh Thomas Aquinas: 1225-1274. Filsuf ini 

adalah pengagum Aristoteles. Menurut Thomas Aquinas keindahan itu terdapat 

dalam 3 kondisi, yaitu: 1. Integrity or perfection (keutuhan atau kesempurnaan) 2. 

Proportion or harmony (perimbangan atau keserasian) 3. Brightness or clarity 

(kecermelangan atau kejelasan) Munurut Thomas Aquinas, hal-hal yang cacat 

(tidak utuh, tidak sempurna) adalah jelek, sedangkan hal-hal yang berwarna 

cemerlang atau terang adalah indah. Tiga unsur keindahan itu oleh para ahli modern 

disebut kesatuan, perimbangan dan kejelasan. 

Masa keemasan skolastik, kajian pemikiran Aristoteles jadi ciri utama. 

Seiring dengan menjamurnya kajian pemikiran para filosof klasik (Yunani) di dunia 

Islam, filosof di Eropa juga ikut terpengaruh. Mereka turut serta memperdalam 

filsafat dan ilmu pengetahuan. Tampak dari semakin banyaknya universitas 

pendidikan ilmu pengetahuan yang dibuka. 23 

Tokoh-tokoh terpenting pada masa skolastik adalah Boethius (480-524), 

Johanes Scotus Eurigena (810-877), Anselmus dari Canterbury (1033-1109), Petrus 

Abelardus (1079-1142), Albertus Agung (1205-1280), Thomas Aquinos (1225-

1274), Johanes Duns Scotus (1226-1308), Guliemus dari Ockham (1285-1349), dan 

Nicholaus Cusanus (1401-1464). Johanes Scotus Eurigena mengajar di sekolah 

istana yang didirikan oleh Karel Agung. Anselmus adalah seorang uskup yang 

terkenal dengan semboyan Credo Ut Intelligam (saya percaya agar saya mengerti). 

Artinya, dengan percaya orang akan mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang 

Allah. 

                                                             
23 Syam. “Sejarah perkembangan filsafat asia, eropa, dan masa depan”. https://lms.syam-

ok.unm.ac.id/mod/resource/view.php?id=28030. 
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Thomas Aquinos dijuluki pangeran masa skolastik. Ia adalah seorang 

biarawan ordo dominikan, mengajar di Paris, Jerman, dan Italia. Thomas Aquinos 

berpendapat bahwa filsafat harus mengabdi teologi, waktu itu dikenal ungkapan 

Philosophia Est Ancilla Theologiae. 24 

3. Periode Renaisance  

Kata Renaissance berarti kelahiran kembali, yaitu membagun kembali 

semangat kehidupan klasik Yunani dan Romawi dalam bidang ilmu pengetahuan 

dan seni. Gerakan pembaharuan ini dilakukan terutama oleh para humauis Italia 

yang dimulai kurang lebih abad ke XIV. Gerakan ini hampir disegala bidang ilmu 

pengetahuan, kesenian dan filsafat. Tetapi yang paling semarak gerakan ini adalah 

pada bidang seni. Pada periode ini masalah seni menjadi titik perhatian. Uraian 

mengenaai estetika secara luas ditulis oleh Massilimo Visimo, sedangkan penulis-

penulis lainnya banyak mengulas teori-teori seni. Leon Batista dan Albert Durer 

dalam bidang seni rupa, Giosefe Zarlino dan Wincenzo Galilei dalam bidang musik, 

serta Lodovia Castelvetro dalam bidang puisi. 

Selama Abad Pertengahan, yaitu periode setelah jatuhnya Romawi Kuno 

pada 476 Masehi hingga awal abad ke-14, orang-orang Eropa mulai menunjukkan 

kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni. 25 Era ini juga sering disebut 

sebagai Abad Kegelapan (Dark Ages), karena banyak terjadi perang, kelaparan, dan 

pandemi seperti Black Death. Selain itu, para sejarawan menduga bahwa pada 

periode ini filsafat serta ilmu-ilmu bangsa Yunani dan Romawi Kuno kurang 

diperhatikan. Memasuki abad ke-14, gerakan budaya yang dikenal sebagai 

humanisme mulai mendapatkan momentum di Italia. 

                                                             
24Syam. “Sejarah perkembangan filsafat asia, eropa, dan masa depan”. https://lms.syam-

ok.unm.ac.id/mod/resource/view.php?id=28030. 
25Widya Lestari Ningsih  “Zaman Renaisans, Kelahiran Kembali Peradaban dan 

Kebudayaan Eropa”. https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/23/120000579/zaman-

renaisans-kelahiran-kembali-peradaban-dan-kebudayaan-eropa?page=all. 

 

https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/23/120000579/zaman-renaisans-kelahiran-kembali-peradaban-dan-kebudayaan-eropa?page=all
https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/23/120000579/zaman-renaisans-kelahiran-kembali-peradaban-dan-kebudayaan-eropa?page=all
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Humanisme pada masa Renaisans menonjolkan gagasan bahwa manusia 

sebagai individu bebas menentukan pilihan dan layak mendapatkan penghargaan 

atas capaiannya dalam pendidikan, seni klasik, sastra, ataupun ilmu pengetahuan. 

Pada 1450, penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg memungkinkan 

informasi lebih cepat menyebar di seluruh Eropa. Teks-teks yang kurang dikenal 

seperti karya penulis Francesco Petrarch dan Giovanni Boccaccio, yang 

mempromosikan pembaruan budaya dan nilai-nilai tradisional Yunani dan 

Romawi, kemudian dicetak dan didistribusikan secara luas. Para sejarawan juga 

menduga bahwa kemajuan dalam perdagangan dan ekonomi internasional menjadi 

salah satu faktor pendorong lahirnya Renaisans.26 

4. Periode Aufklarung 

Pencerahan merupakan gerakan lanjutan dari Renaissance. Dalam periode 

ini masih terlihat pengaruh rationalisme Descartes dan Empirisme Bacon dalam 

pembahasan Estetika. Baumgarten (Alexander Gotlieb Baumgarten), dia seorang 

filsuf Jerman yang hidup tahun 1714-1762. dialah orang pertama yang 

memperkenalkan istilah ”estetika” sebagai ilmu tentang seni dan keindahan. 

Revolusi Ilmiah, atau perkembangan dalam ilmu pengetahuan di mana 

metode ilmiah menjadi landasan dalam merumuskan persoalan dan solusinya, 

menjadi latar belakang dimulainya Abad Pencerahan. Para pemikir dari Inggris, 

Prancis, dan wilayah Eropa lainnya yang memelopori Aufklarung berpendapat 

bahwa akal dan budi manusia harus digunakan untuk menjawab masalah 

kehidupannya. Aufklarung menekankan pada gagasan yang berpusat pada 

pengejaran kebahagiaan, kedaulatan akal, dan indera sebagai sumber utama 

                                                             
26Widya Lestari Ningsih  “Zaman Renaisans, Kelahiran Kembali Peradaban dan 

Kebudayaan Eropa”. https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/23/120000579/zaman-

renaisans-kelahiran-kembali-peradaban-dan-kebudayaan-eropa?page=all. 

 

https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/23/120000579/zaman-renaisans-kelahiran-kembali-peradaban-dan-kebudayaan-eropa?page=all
https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/23/120000579/zaman-renaisans-kelahiran-kembali-peradaban-dan-kebudayaan-eropa?page=all
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pengetahuan. Salah satu peristiwa yang dipengaruhi oleh Aufklarung adalah 

Revolusi Prancis (1789), yang ikut serta memengaruhi tatanan masyarakat dunia.27 

Abad Pencerahan di Eropa berkembang dari negara Inggris, Prancis, dan 

Jerman. Di Inggris, dimulainya Abad Pencerahan ditandai dengan disahkannya 

undang-undang kebebasan berpikir pada pertengahan abad ke-17. Setelah itu, 

muncul aliran filsafat yang sangat berpengaruh terjadap aspek kehidupan 

masyarakatnya. Ilmuwan Inggris, Sir Isaac Newton adalah salah satu peletak dasar 

bagi terjadinya Aufklarung. Karyanya yang berjudul "Ilmu pengetahuan alam 

berdasarkan prinsip-prinsip matematis" telah berpengaruh terhadap 

berkembangnya ilmu pengetahuan. Di Prancis, tokoh Abad Pencerahan berasal dari 

golongan seniman, sastrawan, ilmuwan, dan wartawan. Mereka umumnya 

menginginkan adanya peruntuhan dominasi kekuasaan monarki dan gereja. Periode 

awal Aufklarung ditandai dengan kematian Louis XIV pada 1715 hingga pecahnya 

Revolusi Prancis (1789). Sedangkan periode Aufklarung di Jerman ditandai dengan 

munculnya tokoh pemikir seperti Immanuel Kant. Dengan slogan "Beranilah 

berpikir sendiri" Kant mengajak orang-orang lebih berani menggunakan akalnya 

untuk menciptakan kemajuan. 

5. Periode Idealis  

Sejalan dengan perkembangan filsafat, idealisme mempengaruhi pendangan 

estetika di Jerman. Immanuel Kant merupakan filsuf pertama yang mengemukakan 

teori estetika dari pandangan objektif. Maka penyelidikan estetika berubah, dari 

penelaahan ontologis beralih ke bidang ilmu jiwa, yang sebelumnya telah dirintis 

oleh rationalime dan empirisme. Filsuf-filsuf yang termasuk dalam peroide ini 

diantraanya adalah: Immanuel kant, Schiler, Scheling dan Hegel. 

                                                             
27Widya Lestari Ningsih "Aufklarung, Zaman Pencerahan di Eropa" 

https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/27/120000079/aufklarung-zaman-pencerahan-di-

eropa?page=all. 

https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/27/120000079/aufklarung-zaman-pencerahan-di-eropa?page=all
https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/27/120000079/aufklarung-zaman-pencerahan-di-eropa?page=all
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6. Periode Romantik 

Aliran romantik merupakan reaksi terhadap rasionalisme yang mendewakan 

rasio. Kini perasaan menjadi dominan. Kalai sebelumnya sang seniman tunduk 

pada kaidahkaidah yang ketat, kini sang seniman berdaulat dengan merdeka, asal 

meluapkan secara spontan dan otomatis emosi-emosinya.  

 Dalam satu sisi, era romantik merupakan sebuah perlawanan atau 

pemberontakan terhadap neoklasikisme di abad 18. Penulis dan sastrawan era 

romantik melepaskan diri dari konvensi-konvensi lama dan menekankan pada 

kebebasan berekspresi. Pelukis-pelukis era romantik men gekspresikannya dengan 

warna-wama tebal, jelas, cerah dan gerakan-gerakan dinamis dalam membuat 

sebuah keseimbangan. Tapi di sisi lain, romantisme juga terlalu beragam dan sangat 

kompleks untuk didefinisikan dalam satu formula, kecuali bahwa romantisme lebih 

pada memberi ruang yang lebih luas bagi totalitas pengalaman manusia. 28 

Penyebaran romantisme sangat luas dan mempengaruhi semua cabang kesenian. 

Bagaimana dengan musik? Era Romantik dalam musik muncul tahun 1820 dan 

berkembang sampai tahun 1900. Musisi dan komponis-komponis besar di era ini 

antara lain Franz Schubert, Robert Schumann, Clara Wieck Schumann, Frederick 

Chopin, Franz Liszt, Felix Mendelssohn, Hector Berlioz, Peter Illyich Tchaikovsky, 

Bedrich Smetana, Antonin Dvorak, Johannes Brahms, Giuseppe Verdi, Giacomo 

Puccini, Richard Wagner dan Gustav Mahler. Di samping mereka, ada banyak 

musisi-musisi di era romantik yang juga terkenal, tetapi nama-nama di atas adalah 

musisi-musisi era romantik yang memiliki pengaruh besar hingga saat ini, terutama 

dalam kekayaan dan variasi musiknya. Mereka juga memiliki kharisma musik yang 

luar biasa, dimana karya-karya mereka sampai saat ini tetap indah dimainkan dalam 

repertori-repertori konser maupun opera. Para komposer periode Romantik 

                                                             
28Elly lim. “Periode Romantik dalam Musik”. https://majalahstaccato.com/periode-

romantik-dalam-musik/. 
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sebenarnya melanjutkan tradisi periode sebelumnya dalam penggunaan bentuk-

bentuk musikal yang muncul di era Klasik. Mozart dan Beethoven adalah komposer 

Klasik yang berperan penting bagi munculnya era Romantik. Gabungan antara 

intensitas dan kehebatan emosi dan romantisme telah diperkenalkan oleh Mozart, 

terutama melalui karya-karyanya yang terakhir. Beethoven melanjutkan tradisi 

Mozart dalam bentuknya yang lebih ekstrem, dimana emosi menjadi kekuatan 

dalam musik-musiknya. Ia tidak saja berbicara tentang kebebasan, tetapi juga 

ekploitasi emosi. Keduanya juga meletakkan dasar-dasar melodi untuk era 

Romantik. 

 Meskipun demikian, ada beberapa perbedaan antara musik era Romantik 

dan Klasik. 29 Karya-karya Romantik cenderung memiliki susunan warna suara, 

dinamika, dan pola titinada yang lebih banyak. Juga, tatabahasa harmoni musik 

romantik lebih terbuka dan luas, dengan lebih banyak memberi tekanan pada 

kekayaan warna, dan chord-chord yang tidak stabil.  Musik romantik pada sisi lain 

memiliki hubungan yang sangat dekat dengan jenis seni lainnya, khususnya sastra. 

Bentuk-bentuk baru berkembang, dan dalam semua bentuk itu terdapat ketegangan 

yang lebih hebat, dan sedikit menekankan pada keseimbangan dan penyelesaian. 

Meski demikian, musik romantik bisa dibedakan dengan musik periode lainnya, 

dan tidak bisa digeneralisasi. Beberapa komposer era romantik seperti Mendelssohn 

atau Brahms misalnya, membuat karya-karya yang sangat kuat tradisi klasiknya, 

sementara komposer lainnya seperti Berlioz, Liszt atau Wagner misalnya, jauh 

lebih revolusioner. 

7. Periode Positifistik 

Dalam periode ini estetika dipelajari secara empiris dan ilmiah yang 

berdasarkan pengalaman-pengalaman riil yang nyata dalam kehudupan sehari-hari. 

                                                             
29Elly lim. “Periode Romantik dalam Musik”. https://majalahstaccato.com/periode-

romantik-dalam-musik/. 
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Estetika dibahas dalam hubungannya dengan ilmu lain, misalnya psikilogi dan 

matematika. Para filsuf yang membahas estetika diantaranya Fehner, George 

Birkhof, A.Moles dan Edward Bullough . 

C. Filsafat Estetika Dalam Pandangan Beberapa Filosof 

Definisi estetika itu beragam. Tiap-tiap filsuf mempunyai pendapat yang 

berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi pada prinsipnya, mereka sependapat 

bahwa estetika adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang keindahan atau 

hal yang indah, yang terdapat dalam alam dan seni. Definisi-definisi itu 

diantaranya: 

Estetika menurut Filsuf Arthur Schopenhauer, Estetika Arthur 

Schopenhauer muncul dari doktrin filosofisnya tentang keutamaan kehendak 

metafisik sebagai dasar dari apa yang bermakna dalam dirinya sendiri, kehidupan, 

dan semua makhluk di dunia. Dalam karya utamanya, “The World as Will and 

Representation” atau dalam artian bahasa Indonesianya adalah “Dunia sebagai 

Kehendak dan Representasi”, Schopenhauer menggambarkan dunia sebagai 

keinginan yang menyakitkan, kecuali jika kesadaran atau perhatian sepenuhnya 

terlibat, diserap, atau diduduki oleh dunia sebagai representasi atau representasi 

yang tidak menyakitkan. Kontemplasi estetika karya seni memberikan keadaan 

seperti itu. Ini adalah pembebasan sementara dari penderitaan yang muncul dari 

perbudakan keinginan dengan menjadi pengamat yang tanpa kehendak dan 

kemauan dari 'dunia sebagai representasi'. Seni menurut Schopenhauer juga 

memberikan pengetahuan yang penting tentang objek dunia dengan cara yang lebih 

dalam dari sains dan pengalaman seharihari. Estetika Schopenhauer adalah upaya 

untuk memutuskan pesimisme yang secara alami muncul dari pandangan di dalam 

dunia ini. Schopenhauer berpendapat bahwa yang membedakan pengalaman estetis 

dari pengalaman lain adalah perenungan objek apresiasi estetika, di mana objek 
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mengambil jeda sementara dari konflik keinginan dan objek menjadi ranah 

kesenangan spiritual murni, yang mana dipercaya itu untuk memungkinkan 

seseorang dalam memasuki dunia sebagai representasi mental. Semakin banyak 

pikiran memperhatikan dunia sebagai representasi, semakin sedikit ia merasakan 

penderitaan dunia sebagai kehendaknya. Schopenhauer mengatakan kesenangan 

estetis, mengikuti jejak Kant, terletak pada kontemplasi acuh tak acuh terhadap 

alam dan benda-benda buatan manusia. Melihat sebuah karya seni, seperti patung 

telanjang, menciptakan keinginan dalam diri kita. Entah itu hasrat seksual, ataupun 

hasrat untuk mendapatkan atau memiliki patung itu. Jika demikian, kita masih di 

bawah pengaruh kehendak dan tidak dalam keadaan kontemplasi. 

“It is only when we view something and admire its beauty without thought 

of our own desires and needs that we are treating it as a work of art and enjoying 

an aesthetic experience.” 30 Yang mana artinya jika hanya ketika kita melihat 

sesuatu dan mengagumi keindahannya, tanpa memikirkan keinginan dan kebutuhan 

kita, barulah kita melihatnya. sebagai karya seni dan dinikmati sebagai pengalaman 

estetis. Karena tanpa berpikir dua kali, fokus pada objek alam sudah perlu 

memenuhi syarat untuk memasukkan representasi artistik dari objek tersebut. Dan 

begitu seni ditampilkan, fokus eksklusif pada penglihatan “(a single image of 

perception)”31 segera dipertanyakan, mengingat minat Schopenhauer yang terkenal 

pada musik dan estetika pendengaran daripada penglihatan. 

Pengertian estetika menurut Herbert Read, Herbert Read mendefinisikan 

bahwa keindahan adalah kesatuan dan hubungan hubungan bentuk yang terdapat 

diantara pencerapan pencerapan indrawi kita. Pada umumnya orang beranggapan 

bahwa yang indah adalah seni atau bahwa seni akan selalu indah, dan bahwa yang 

                                                             

30Anthony Kenny, Philosophy in the Modern World, 1st pbk. ed., A new history of Western 

philosophy v. 4 (Oxford: Oxford University Press, 2008), 255. 

31Sophia Vasalou, “Schopenhauer and the Aesthetic Standpoint” (n.d.): 26. 
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tidak indah bukanlah seni. Pandangan semacam ini akan menyulitkan masyarakat 

dalam mengapresiasi seni, sebab seni tidak harus selalu indah, menurut pendapat 

Herbert Read. Penjelasan: Dalam teorinya Herbert Read menjelaskan bahwa 

peryataan tentang seni yang disamakan dengan estetika atau keindahan adalah 

sesuatu yang salah kaprah. Seni yang merupakan hasil budaya dari manusia yang 

disebut juga unsur unsur kebudayaan tidak serta merta hanya berbentuk yang indah-

indah saja, seni juga dapat berupa suatu objek buatan manusia yang unik, 

menyeramkan, antik, dan tidak melulu hal yang memilki nilai keindahan akan tetapi 

memiliki kesan dihati oran lain sebagai penikmat seni.32 

Pengertian estetika menurut Plato, dalam teorinya Plato menyatakan bawa 

watak yang indah adalah hukum yang indah. Penjelasan: Plato yang merupakan 

ilmuan terkenal dunia menyatakan bahwa suatu keindahan adalah cerminan dari 

watak seseorang, yang kemudian diibaratkan bahwa ketika seseorang memilki 

watak yang indah maka akan secara langsung keseluruhan dari diri seorang tersebut 

mencerminkan semua hukum keindahan. Teori tersebut seakan mejelaskan bahwa 

sesuatu yang awalnya indah akan selalu menjadi indah untuk selamanya.33 

Pengertian estetika menurut Dra. Artini Kusmiati, Dra. Astini kusmiati 

mendefinisikan bahwa estetika adalah kondisi yang berkaitan dengan sensasi 

keindahan yang dirasakan seseorang tetapi rasa keindahan tersebut baru akan 

dirasakan apabila terjalin perpaduan yang harmonis dari elemen elemen keindahan 

yang terkandung pada suatu objek. Penjelasan: Berdasarkan pengertian yang 

disampaikan oleh Dra. Artini Kusmiati dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan 

estetika merupakan segala hal yang memiliki sangkut paut dengan keindahan yang 

                                                             

32M. Habib Mustopa, Ilmu Budaya Dasar (Kumpulan Essay-Manusia dan Budaya),Usaha 

Nasional, (Surabaya: 1983) hal .7 

33Ratna Puspitasari, Manusia Dan Estetika, https://sc.syekhnurjayat.ac.id/esscamp/files_d

osn/moul/Pertemuan_11CD0500333.pdf (diakses pada tanggal 10 Juni 2023)  
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ada pada penglihatan seseorang, dan bagaimana seseorang dapat meihat sebuah 

objek, sehingga objek tersebut mempunyai nilai tersendiri dalam hati yang 

menikmatinya. 

Pengertian estetika menurut effendy, estetika dapat didefinisikan sebagai 

susunan bagian dari sesuatu yang mengandung pola. Dimana pola tersebut 

mempersatukan bagian-bagian yang mengandung keselarasandari unsur-unsurnya, 

sehingga menimbulkan keindahan. Penjelasan: Effendy menjelaskan bahwa 

estetika merupakan sebuah prose penggabungan dari pola, bagian yang nantinya 

kan timbul menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati keindahanya oleh masyarakat 

luas sebagai pecinta keindahan dan seni.34 

                                                             
34 Lucky Wijayanti. “Mata Kuliah Estetika Kriya”. 

http://repository.ikj.ac.id/1363/1/MODUL%20Mtk%20Kriya.  
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BAB III 

ARSITEKTUR DAN FILOSOF 

A. Arsitek Masjid Agung Sultan Alauddin 

Sitti Aisyah Rahman, ST, MT atau lebih dikenal dengan sebutan Ibu Ica. 

Beliau merupakan salah satu dosen Arsitektur pada Fakultas Sains dan Teknologi 

(SAINTEK) UIN Alauddin Makassar. Lahir pada tanggal 25 Januari 1977 di 

Sengkang kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Beliau juga merupakan lulusan Strata 

satu di Universitas Hasanuddin (UNHAS) dengan jurusan Tekhnik Arsitektur pada 

tahun 2001 kemudian setelah lulus ia melanjutkan studi program Magister di 

Institut Tekhnologi Bandung (ITB) dengan jurusan yang sama pada tahun 2011 dan 

sekarang melanjutkan program Doktor di INSA Strasbourg. Selain mendesain 

Majid Agung Sultan Alauddin Makassar, adapun beberapa desain lainnya 

diantaranya desain rumah yang berada di MU dan desain rumah yang berada di 

Sinjai. Dalam pembuatan masjid ini Ibu Ica dibantu oleh partner kerjanya yaitu Pak 

Sahabuddin. Dalam hal ini Ibu Ica yang mendesain gambar layout dan tampak 

sampai 3 dimensi kemudian Pak Sahabuddin yang menerjemahkan ke gambar kerja 

yang lebih detail 

Arsitek adalah seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun 

atau ahli lingkungan binaan. Istilah arsitek seringkali diartikan secara sempit 

sebagai seorang perancang bangunan, adalah orang yang terlibat dalam 

perencanaan, merancang, dan mengawasi konstruksi bangunan, yang perannya 

untuk memandu keputusan yang memengaruhi aspek bangunan tersebut dalam sisi 

estetika, budaya, atau masalah sosial.35 Definisi tersebut kuranglah tepat karena 

                                                             
35 Wikipedia. “Arsitek”. https://id.wikipedia.org/wiki/Arsitek. Diakses pada tanggal 14 

Februari pada pukul 18:20 WITA 

https://id.wikipedia.org/wiki/Arsitek
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lingkup pekerjaan seorang arsitek sangat luas, mulai dari lingkup interior ruangan, 

lingkup bangunan, lingkup kompleks bangunan, sampai dengan lingkup kota dan 

regional. Karenanya, lebih tepat mendefinisikan arsitek sebagai seorang ahli di 

bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun atau lingkungan binaan. Arti lebih 

umum lagi, arsitek adalah sebuah perancang skema atau rencana. 

Arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Dalam artian 

yang lebih luas arsitektur mencakup merncang dan membangun keseluruhan 

lingkungan binaan mulai dari level makro yaitu perencangan kota, arsitektur 

lansekap, hingga ke level mikro yaitu desain bangunan, desain perabot dan desain 

produk36. Arsitektur juga merujuk kepada hasil-hasil proses perencangan tersebut. 

Arsitektur menurut islam merupakan wujud perpaduan antara kebudayaan manusia 

dan proses penghambaan diri seorang manusia kepada tuhannya yang berada dalam 

keselarasan hubungan anatara manusia, lingkungan dan penciptanya. Arsitektur 

islam mengungkapkan hubungan geometris yang kompleks, hirarki bentuk dan 

ornament, serta makna simbolos yang sangat mendalam. Arsitetur islam merupakan 

salah satu jawaban yang dapat membawa pada perbaikan peradaban. Di dalam 

arsitektur islam terdapat esensi dan nilai-nilai islam yang dapat diterapkan tanpa 

menghalangi pemanfaatan teknologi bangunan modern sebagai alat dalam 

mengekspresikan esensi tersebut.  

Arsitektur yang merupakan bagian dari budaya, selalu berkembang seiring 

berkembangnya peradaban manusia. Oleh karena itu, islam yang turut membentuk 

peradaban manusia juga memiliki budaya ber arsitektur. Budaya arsitektur dalam 

islam dimulai dengan dibangunnya kakbah oleh nabi Adam as sebagai pusat 

beribadah manusia kepada Allah swt. Kakbah juga merupakan bangunan yang 

pertama kali didirikan di bumi. Tradisi ini dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim as 

                                                             
36Wiguna Surya. “Pengertian Arsitektur”.https://www.academia.edu/17334843/PENGER

TIAN_ARSITEKTUR. Diakses pada tanggal 14 Februari  

https://www.academia.edu/17334843/PENGERTIAN_ARSITEKTUR
https://www.academia.edu/17334843/PENGERTIAN_ARSITEKTUR
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bersama anaknya nabi Ismail as. Mereka berdua kembali memugar bangunan 

kakbah. Setelah itu, nabi Muhammad saw melanjutkan misi pembangunan kakbah 

ini sebagai bangunan yang bertujuan sebagai tempat beribadah kepada Allah. Dari 

sinilah budaya arsitektur dalam islam terus berkembang dan memiliki daya dorong 

yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta mencapain arti secara fungsional dan 

simbolis.  

Arsitektur Islam merupakan sebuah ilmu dalam seni merancang bangunan, 

dengan menentukan struktur dan fungsi untuk menunjang kegiatan dalam bangunan 

sesuai dengan kaidah arsitektur Islam guna mengakui keesaan Allah SWT. Karya 

utama yang sering dijumpai pada arsitektur Islam adalah bangunan masjid, 

dikarenakan masjid merupakan titik berkumpulnya umat islam sebagai pendekatan 

diri kepada tuhan yang Maha Esa, baik dalam melakukan ibadah maupun 

melaksanakan ajaran Islam lainnya. Masjid merupakan termpat peribadatan bagi 

umat islam yang memiliki bentuk desain dan simbol yang tampak dari masjid itu 

sendiri. Bangunan masjid dapat diketahui atau dibedakan dengan penerapan bentuk 

yang dimaknai sebagai ornament atau kaligrafi yang dapat menambah nilai estetika 

dalam proses persujudan Tuhan yang Maha Esa. Pada hakikatnya Arsitektur Islam 

berangkat dari sebuah konsep pemikiran Islam, yang dilandasi dari Al-Qur’an dan 

Al-Hadist, Dengan demikian penerapan konsep dan kaidah Arsitektur Islam harus 

sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Arsitektur Islam sendiri memiliki peranan 

penting dalam perkembangan masjid baik dari segi bentuk maupun nilai-nilai pada 

masjid tersebut.37 

Dalam QS Asy-Syu’ara 26:149 

 ١٤٩فٰرِهِيْنَ وَتنَْحِتوُْنَ مِنَ الْجِبَالِ بيُوُْت ا 

Terjemahnya: 

                                                             
37Sahrul Husein, “Penerapan Konsep Arsitektur Pada Bangunan Masjid-Masjid Di Kota 

Kendari” Jurnal Inovasi Dan Teknologi, Vol.6 No.1 (Januari 2023) H.1 
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“Kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan 

rumah-rumah yang mewah.”38 

 

Kata farihin terambil dari kata farih. Banyak ulama yang memahaminya 

dalam arti sangat pandai/professional. Jika dipahami demikian, maka uraian ayat 

149 itu adalah sebagian dari nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Ada 

juga yang memahaminya dalam arti angkuh. Yakni pahat memahat itu mereka 

lakukan dengan sangat angkuh untuk menunjukkan kekuatan mereka, dan tanpa 

satu kebutuhan yang mendesak. Apapun makna yang dipilih yang jelas. ayat 149 

itu, masih termasuk persoalan yang “ditanyakan” oleh Nabi Shalih as., namun 

pertanyaan itu mengandung makna kecaman serta penolakan terhadap apa yang m 

ereka lakukan itu. Karena itu lanjutan ayat-ayat tersebut memerintahkan mereka 

untuk bertakwa. 

Arsitektur Islam merupakan wujud perpaduan antara kebudayaan manusia 

dan proses penghambaan diri seorang manusia kepada Tuhannya, yang berada 

dalam keselarasan hubungan antara manusia, lingkungan dan Penciptanya. 

Arsitektur Islam mengungkapkan hubungan geometris yang kompleks, hirarki 

bentuk dan ornamen, serta makna simbolis yang sangat dalam. Arsitektur Islam 

merupakan salah satu jawaban yang dapat membawa pada perbaikan peradaban. Di 

dalam Arsitektur Islam terdapat esensi dan nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan 

tanpa menghalangi pemanfaatan teknologi bangunan modern sebagai alat dalam 

mengekspresikan esensi tersebut. Perkembangan arsitektur Islam dari abad VII 

sampai abad XV meliputi perkembangan struktur, seni dekorasi, ragam hias dan 

tipologi bangunan. Daerah perkembangannya meliputi wilayah yang sangat luas, 

meliputi Eropa, Afrika, hingga Asia tenggara. Karenanya, perkembangannya di 

setiap daerah berbeda dan mengalami penyesuaian dengan budaya dan tradisi 

                                                             
 38Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahnya, Bandung: PT alQosbah Karya 

Indonesia, 2023), h. 376 
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setempat, serta kondisi geografis. Hal ini tidak terlepas dari kondisi alam yang 

mempengaruhi proses terbentuknya kebudayaan manusia. Lebih jauh, apabila 

ditelaah secara mendalam, arsitektur Islam lebih mengusung pada nilai-nilai 

universal yang dimuat oleh ajaran Islam. Nilai-nilai ini nantinya dapat 

diterjemahkan ke dalam bahasa arsitektur dan tampil dalam berbagai bentuk 

tergantung konteksnya, dengan tidak melupakan esensi dari arsitektur itu sendiri, 

serta tetap berpegang pada tujuan utama proses berarsitektur, yaitu sebagai bagian 

dari beribadah kepada Allah. 

Selama ini jika membicarakan arsitektur Islam selalu dikaitkan dengan 

masjid. Memang di satu sisi bisa dimaklumi karena masjid adalah pusat ibadah dan 

aktivitas ummat. Tetapi jika kita memahami bahwa setiap aktifitas adalah ibadah, 

dan bahwa islam memandang semua aktivitas sebagai wujud penghambaan kepada 

Tuhan, (Allah) maka sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana produk 

arsitektur sebagai wadah aktivitas manusia, mampu mendukung optimalisasi 

aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Selain aspek pengingatan yang telah 

disebutkan Utaberta, aspek lain yang penting untuk diperhatikan dari arsitektur 

islami yaitu: tidak mubazir / efisiensi, sesungguhnya sesuatu yang indah tidak 

identik dengan yang berlebihan atau mewah. Masjid Salman di Bandung bisa 

menjadi contoh efisiensi bentuk, yang dampaknya akan ada efisiensi bahan dan 

biaya39; egaliter, kita yakini bahwa Islam adalah agama yang sangat egaliter di 

dunia. Penentu tingkatan “kasta” di mata Allah ada pada kualitas keimanan 

seseorang. Seorang pelayan bisa menjadi imam dari seorang majikan jika memang 

bacaan Qurannya lebih baik. Sahabat Bilal yang dijanjikan surga oleh Rasullullah, 

ada sahaya belian yang kemudian justru dikenal sebagai muazin pertama di zaman 

Rasullullah. Dalam konteks arsitektur, Ka’bah adalah contoh bangunan yang 

                                                             
 39Sativa. “Arsitektur Islam Atau Arsitektur Islami?”, NALARs 10, No. 1 (Januari 2011 

),hal.35. 
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mencerminkan egalitarian. Berbentuk kubus dengan sisi yang sama di semua arah, 

tidak ada kekhususan pada sisi mana pun. Tetapi dengan segala kesederhanaannya, 

Kabah justru menjadi kiblat, simbol pemersatu ummat muslim sedunia. Pada 

perancangan arsitektur dengan fungsi yang lain, karakter egaliter ini sangat 

mungkin dimunculkan, dan konteks dengan lingkungannya. Desain bangunan harus 

disesuaikan dengan lingkungannya40; privasi dalam Islam, di dalam Islam terdapat 

konsep privasi yang khas, meskipun istilah yanng bermakna secara harfiah sama 

dengan privasi tidak ada. Istilah dalam khasanah Islam yang memlliki keterkaitan 

dengan makna privasi adalah aurat dan hijab. Arti harfiah aurat adalah bagian 

tubuh, laki-laki atau wanita, yang tidak boleh atau layak di perlihatkan kepada 

orang-orang selain muhrim (keluarga dekat atau suami-istri) yang berlainan jenis 

kelaminnya. Bagi laki-laki, auratnya adalah sebatas pusat sampai lutut. Sedangkan 

aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan 

hijab bermakna sebagai “pembatas” atau penutup aurat pada saat diperlukan. Hijab 

juga bisa bermakna sebagai pembatas ruang secara fisik, yang sering dikaitkan 

dengan aturan interaksi antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrim. Islam, 

melarang aktivitas berkhalwat (menyepi berdua-duaan antara lelaki dan wanita 

yang bukan muhrim). Salah satu ibadah dalam Islam yang wajib dilakukan oleh 

setiap muslim setiap hari lima kali adalah shalat, yaitu ibadah khusus kaum muslim 

dengan doa dan gerakan tertentu. Shalat memegang peran sangat tinggi dalam 

pelaksanaan ajaran Islam. Al Ghazali, seorang ulama terkemuka, di dalam bukunya 

Mensucikan Jiwa bahkan mengatakan bahwa shalat merupakan sarana terbesar 

untuk pembersihan diri bagi umat islam. Selain shalat wajib harian, juga ada shalat 

Jumat, yang hanya wajib bagi laki-laki. Di luar shalat wajib, terdapat beberapa 

                                                             
 40Sativa. “Arsitektur Islam Atau Arsitektur Islami?”, NALARs 10, No.1 (Januari 2011), 

hal.36. 
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macam shalat sunnah (bila dikerjakan akan mendapat pahala dari Tuhan, bila tidak 

dikerjakan tidak berdosa). Antara lain shalat tarawih di bulan ramadhan, shalat hari 

raya idul fitri dll. Shalat wajib harian bisa dilakukan secara personal maupun 

berjamaah, bisa di rumah maupun di masjid atau mushola. Tetapi yang paling utama 

adalah dilakukan secara berjamaah, dan bagi laki-laki lebih baik dilakukan di 

masjid (hadits Rasul). Sedangkan untuk shalat Jumat harus dilakukan secara 

berjamaah di masjid. Secara esensial, tempat dilakukannya ibadah shalat harus 

bersih dan suci dari najis (kotoran yang dianggap membatalkan shalat). Oleh karena 

itu keberadaan ruang wudhu untuk bersuci pun sangat penting, dengan 

memperhatikan kaidah privasi, terlebih bagi perempuan. Di dalam shalat sendiri 

terdapat penerapan konsep privasi secara khusus yang dikenal dengan istilah 

khusyu’. Secara harafiah khusyu’ bisa diartikan sebagai konsentrasi, yang memang 

sangat dibutuhkan di dalam shalat, karena hakikat shalat adalah bentuk komunikasi 

langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya (Allah). Di dalam hukum Islam 

dikatakan, bahwa hanya shalat yang khusyu’lah yang akan ‘diterima’ oleh Allah 

Swt. Idealnya, ketika shalat fokus konsentrasi sepenuhnya hanya kepada 

Allah.Karenanya, ruanng sholat (tidak harus berupa masjid) harus gampang diakses 

termasuk di berbagai fasilitas umum, termasuk ruang wudhu yang memperhatikan 

konsep privasi terutama bagi Perempuan41; kearifan lokal, arsitektur idealnya 

memperhatikan budaya local yang tidak bertentangan dengan nilai islam. Agar 

dakwah atau ajakan untuk amar makruf nahy munkar mampu diterima oleh 

masyarakat, maka seorang dai mesti mengerti dan menggunakan kultur lokal. Tentu 

saja kultur lokal yang dimaksudkan adalah kultur yang tidak keluar dari nilai islam. 

Dalam konteks arsitektur, lingkungan lokal mestinya mendapat apresiasi dengan 

                                                             
 41 Sativa. “Arsitektur Islam Atau Arsitektur Islami?”, NALARs 10, No. 1 (Januari 2011), 

hal.36. 
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menampilkannya dalam produk rancangan yang beridentitaskan lokal, tidak selalu 

harus seragam.42 

Penerapan konsep arsitektur Islam tidak pernah lepas dari kondisi social dan 

kebudayaan pada suatu daerah. Secara sadar maupun tidak sadar faktor-faktor 

tersebut dapat mempengaruhi pola pikir masyarakakat dalam merancang dan 

membangun gaya dan bentuk arsitektur yang terdapat pada beberapa masjid. 

B. Metode Pembuatan Karya Dari Arsitek 

Adapun metode pembuatan karya dari arsitek yaitu: 

Pertama Hipotesis awal saat merancang bangunan ibadah ini dalam 

kaitannya dengan penggunaan simbol adalah dengan menerapkan penggunaan 

bentuk Rub Al-Hizb, dapat terwujud sosok yang merepresentasikan Arsitektur Islam 

diperoleh dan dengan menggabungkannya dengan beberapa simbol lontara’, akan 

memberikan citra lokal itu dapat berdampak pada representasi akulturasi dan 

bentuk yang khas pada bangunan.43 

Kedua Pertimbangan Desain, desainnya didasarkan pada contoh Arsitektur 

Islam sebelumnya yang telah dicirikan dengan akulturasi. Namun, karena sifat 

Arsitektur Islam yang tidak kaku, yang lebih fleksibel untuk menyerap tradisi lokal, 

menghasilkan bangunan yang ada sebagai referensi bukanlah isu yang dominan. 

Kajian bentuk juga berdasarkan kebutuhan ruang dan pembiayaan yang bisa 

mengakomodasi konstruksi bangunan yang efektif. Selain itu, juga dianggap 

sebagai bentuk yang bisa selaras dengan iklim tropis, dimana bangunannya berada 

di Samata, Gowa Kabupaten, Provinsi Sulawesi Selatan, di dalam situs ini terdapat 

                                                             
 42Sativa. “Arsitektur Islam Atau Arsitektur Islami?”, NALARs 10, No. 1 (Januari 2011), 

hal.37. 

 
43Sitti Aisyah Rahman, “PCINU Belanda 3rd International Conference” Lontara’ And Rub 

Al Hizb The Symbolyc Applies To The Design, (Amsterdam :2022) Hal. 7 
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beberapa bangunan dan fasilitas pendidikan telah dibangun, yang semuanya 

terpisah.44 

Ketiga lokasi pilihan, ada dua kemungkinan lokasi yang akan diusulkan 

untuk pendirian Masjid Agung ini; itu pertama berada di tengah area Kampus 

UINAM, dan kedua berada di depan, tepat setelah gerbang utama Kampus. Lokasi 

alternatif pertama sangat strategis dilihat dari jaraknya dari beberapa fakultas yang 

sangat dekat bisa menjadi simbol persatuan yang mengikat beberapa pusat kegiatan 

di kampus45. Selain itu, tanah yang datar memungkinkan konstruksi yang lebih 

efektif bekerja. Tapak Alternatif kedua, yang letaknya lebih ke anterior, letaknya 

strategis mengingat Masjid akan menjadi simbol pengikat dan penghubung antar 

masyarakat di dalam dan di luar Kampus. Selain itu, simbol selanjutnya 

ditampilkan saat Masjid yang ada di depan ini sebagai simbol sapaan terhadap suatu 

daerah yang dilandasi nilai-nilai Islam. Namun, dalam hal pekerjaan konstruksi 

akan ada beberapa kendala, karena kondisi tanah yang berkontur. 

Keempat Persyaratan Ruang, ruang yang dibutuhkan dalam masjid dapat 

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas yang akan diakomodasi sebagai berikut:46 

1. Masuk: Teras, Pintu Utama 

2. Aula Shalat: Barisan Pria dan Wanita (Shaf) 

3. Ceruk Doa: Pemimpin dan Pengkhotbah Doa 

4. Area Wudhu dan Toilet: Dibedakan untuk Pria dan Wanita 

Area fungsional lainnya: ruang administrasi, ruang utilitas, gudang, parkiran 

dan area eksterior di sekitar masjid. 

kelima Studi Formulir, varian simbol arsitektur Islam yang akan diterapkan 

adalah Rub Al-Hizb, sedangkan lontara’ huruf dipilih untuk mewakili arsitektur 

                                                             
44Sitti Aisyah Rahman, “PCINU Belanda 3rd International Conference” Lontara’ And Rub 

Al Hizb The Symbolyc Applies To The Design, (Amsterdam :2022) Hal. 7 
45Sitti Aisyah Rahman, “PCINU Belanda 3rd International Conference”  
46Sitti Aisyah Rahman, “PCINU Belanda 3rd International Conference” Hal. 8 
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lokal. Rub Al-Hizb adalah bentuk segi delapan yang ditemukan dalam Al-Quran 

yang merupakan simbol penanda bacaan seperempat Hizb. Hizbut Tahrir adalah 

sebuah divisi dari ayat-ayat Alquran yang panjangnya sama. Al-Quran memiliki 60 

Hizb. Sedangkan lontara’ Aksara Bugis Makasar adalah aksara Bugis yang sudah 

ada sejak abad XV dan dikenal sebagai aksara aksara tertua di Indonesia, dimana 

salah satu babnya ditulis dalam lontara’ ini manuskripnya adalah Sure' Galigo.47 

 Keenam Data dan Instrumen, desain Lokasi situs berada di Kampus UIN 

Alauddin Makassar di Desa Romang Polong, Kuartal Samata di Kecamatan Somba 

Opu, Kabupaten Gowa. Area Kampus UINAM Samata pada tahun 2018 data 

tercatat seluas 352.611m2 atau sekitar 35,26 Ha. Sedangkan tapak yang dipilih 

untuk Masjid, posisinya tepat pada titik koordinat dari 5,2032°S dan 119,4965°BT. 

Aksesibilitas situs ini dapat dijangkau dari tiga arah yaitu dari depan dapat 

ditempuh sekitar 100m dari Gerbang Utama UIN Alauddin Makassar. masuk dari 

tengah sekitar 100m dari jalan depan Fakultas Sains dan Teknologi dan akses dari 

belakang sekitar 200m dari Fakultas Ushuluddin dan bidang Filsafat.48 

Area pada site terpilih dengan batas site sebelah utara adalah kampus 

UINAM pagar pembatas, sebelah Barat dan Selatan merupakan jalan utama kampus 

UINAM, sedangkan untuk Sebelah timur adalah kawasan Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat. Dari batas-batas ini, ditemukan luasnya sekitar 23.320 m2 atau kurang 

lebih 2,3 hektar, dengan topografi berkontur. Kapan dihitung dari batas barat ke 

timur terdapat selisih ketinggian sekitar 0,5 m -1,5 m dengan tingkat kontur 

tertinggi di tengah tapak, seperti terlihat pada Gambar di atas. Iklim di lokasi sesuai 

dengan kondisi lingkungan tropis setempat, dengan suhu terendah pada 24°C - 

25°C pada musim hujan dan sekitar 27°C - 33°C pada musim kemarau musim 

                                                             
47 Sitti Aisyah Rahman, “PCINU Belanda 3rd International Conference” Lontara’ And 

Rub Al Hizb The Symbolyc Applies To The Design, (Amsterdam :2022), h. 8. 
48 Sitti Aisyah Rahman, “PCINU Belanda 3rd International Conference” Lontara’ And 

Rub Al Hizb The Symbolyc Applies To The Design, (Amsterdam :2022), h. 9. 
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dengan curah hujan rata-rata sekitar 237,75 mm dan kecepatan angin rata-rata 

20km/jam.  

Orientasi matahari sangat potensial di pagi hingga sore hari, karena dari arah 

Timur ke Barat lokasi situs masih sepi kosong, tidak ada bangunan di sekitarnya 

dalam radius lebih dari 100m. Bayangan adalah hanya di sisi utara tapak karena 

terdapat kawasan hutan kota. Dari segi tampilan, dari arah tapak ke luar, 

menguntungkan karena semua sekitarnya sangat potensial. Dari arah tapak ke arah 

Barat, UINAM lapangan upacara kampus dan Gedung Pascasarjana terlihat. Dari 

situs ke Selatan, ada Gedung Rektorat, gedung perkuliahan dan administrasi 

Fakultas Sains dan Teknologi. Dari tapak ke Timur, pandangan dibatasi oleh 

gedung Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan beberapa gedung perkuliahan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dari situs ke Utara, itu dibatasi oleh hutan kota 

yang sangat prospektif baik untuk pemandangan maupun mendukung kesegarannya 

bangunan dan lingkungan sekitarnya. Pemandangan ke arah situs juga actual akan 

datang karena tidak ada bangunan disekitarnya, jadi dari segala arah akan terlihat, 

kecuali dari Utara karena terhalang oleh hutan kota. Untuk penentuan dari arah 

depan Masjid, pengukuran arah kiblat dilakukan pada bulan Juni 2017, dengan hasil 

yang didapat sekitar deviasi 6° ke kanan dari tegak lurus barat. Frekuensi 

kebisingan tertinggi diperoleh dari arah Barat karena langsung berdekatan dengan 

jalan utama yang hanya berjarak sekitar 30 m dari titik terdepan bangunan. Dari 

Selatan, kebisingan berada pada frekuensi sedang karena jaraknya yang jauh dari 

kampus utama jalan yang membatasi lokasi sekitar 75m, sedangkan dari arah 

selatan dan utara tidak ada potensi kebisingan yang signifikan karena tidak ada 

sumber aktivitas dalam radius lebi dari 100m. 

Ketujuh Program Luar Angkasa, salah satu pertimbangan ruang didasarkan 

pada prediksi jumlah pengguna yaitu dari rasio civitas akademika UINAM terhadap 



 
 
 
 
 

36 
 

 

rata-rata jumlah pengguna Masjid Kampus.49 Pada tahun 2018 di http://data.uin-

alauddin.ac.id/ jumlah mahasiswa adalah 20.910 orang; Dosen sebanyak 715 orang 

dan Tenaga Pendidik sebanyak 580 orang. Jumlah seluruhnya populasi di internal 

kampus berdasarkan data tersebut adalah 22.205 orang. Itu Asumsi pengguna 

Masjid adalah 10% dari jumlah penduduk, selanjutnya dihitung bahwa area yang 

dibutuhkan untuk menampung sekitar 2.200 pengguna internal dan hingga 3.000 

orang memudahkan jika ada warga masyarakat sekitar yang ingin menggunakan 

fasilitas ini, terutama pada waktu-waktu puncak penggunaannya yaitu pada hari 

jumat untuk menunaikan sholat jumat di setiap minggu. Apalagi kemungkinan 

Masjid ini tersedia ditempati pada bulan Ramadhan dan untuk Sholat Ied, dua kali 

setahun. Sedangkan rasio pengguna pria dan wanita diasumsikan 70% untuk 

jamaah pria dan Wanita 30% untuk jamaah wanita. Dengan asumsi tersebut, 

pengguna pria diperkirakan mencapai 2.100 orang dan 900 wanita. Untuk 

memisahkan jemaah laki-laki dan perempuan secara jelas, direncanakan untuk 

jemaah wanita untuk berada di lantai pertama gedung ini. 

Kedelapan Implikasi Simbol, bersamaan dengan gagasan untuk 

mengangkat Rub Al-Hizb dan lontara’ dalam proyek, tuntutan untuk merancang 

Masjid dengan menggabungkan berbagai bentuk harus memenuhi beberapa 

indikator dari nilai-nilai tersebut yang perlu diajukan, yaitu:50 

1. Nilai-Nilai Universal, sebagai bagian umum Masjid, seharusnya 

melambangkan: 

a) Rasa Agung, karena itu adalah tempat di mana Tuhan disembah, 

                                                             
49Sitti Aisyah Rahman, “PCINU Belanda 3rd International Conference” Lontara’ And Rub 

Al Hizb The Symbolyc Applies To The Design, (Amsterdam :2022), h. 10. 
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b) Dakwah Islam, karena disinilah tempat penyebaran dan penyebaran agama 

memperkuat seluruh latihan dalam ritual sehari-hari, 

c) Keseimbangan hidup, seperti dalam ajaran Islam bahwa harus ada 

keseimbangan antara tubuh dan jiwa, demikian juga waktu yang sama di dunia 

dan akhirat, 

d) Keharmonisan yang ada di atas bumi, seperti kehadiran ideal seorang Muslim, 

ada harus selaras dengan manusia lain dan selaras dengan makhluk lain di 

lingkungan mereka, 

2. Nilai Lokal, sebagai identitas dan mewujudkan sebuah akulturasi, desain 

seharusnya mengingat simbol dari: 

a) Adat dan tradisi di wilayah Sulawesi Selatan, misalnya pappaseng to riolo” 

atau kata bijak dari para leluhur, 

b) Kesadaran lingkungan, desain harus menunjukkan adaptasinya terhadap 

lingkungan, misalnya iklim tropis, 

c) Menandakan akademis, karena Masjid tersebut terletak di situs salah satu yang 

terkenal universitas di bagian timur Indonesia 

kesembilan Proses Analisis dan Desain, analisis situs masjid secara umum 

masuk akal untuk dijelajahi, namun beberapa analisis untuk itu pelaksanaan 

adalah51 

a. Penempatan gedung cenderung lebih dekat dengan gerbang depan kampus, hal 

ini dimaksudkan mempermudah akses bagi pengunjung dari luar kampus,. 

b. Penempatan bangunan lebih dekat dengan batas hutan kota, sehingga jarak 

antara hutan kota dengan bangunan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin 

untuk mendapatkan naungan di siang hari, udara alami yang dapat bersirkulasi 

dengan baik di sekitar bangunan, 

                                                             
51 Sitti Aisyah Rahman, “PCINU Belanda 3rd International Conference” Lontara’ And 

Rub Al Hizb The Symbolyc Applies To The Design, (Amsterdam :2022) Hal. 12-14 



 
 
 
 
 

38 
 

 

c. Untuk menghindari kebisingan dari jalan utama kampus, gedung ini terletak 30 

meter dari jalan kampus batas jalan utama, 

d. Untuk mengantisipasi rencana pendirian laboratorium terpadu di lokasi yang 

sama, selanjutnya perencanaan lansekap akan disesuaikan dengan denah 

bangunan lainnya agar jaraknya ideal antar bangunan diperoleh. 

Kemudian analisis spesial, dari data prediksi jumlah pengguna baik dari 

dalam maupun luar kampus, dan sesuai dengan tapak, maka tata letak ruang dapat 

dianalisis sebagai berikut: 

a. Jumlah ruang yang diperlukan untuk ruang utama yaitu mushola termasuk 

mushala luas untuk Imam dan Pengkhotbah kurang lebih 2810 m2, 

b. Besarnya luasan yang dibutuhkan untuk ruang penunjang khususnya 

administrasi kantor, ruang pertemuan, wudhu, dan toilet ditambah ruang 

layanan seperti Ruang Kontrol, Loker Sepatu dan Gudang kira-kira seluas 320 

m2, 

c. Area parkir akan membutuhkan sekitar 1433 m2, yang direncanakan 

ditempatkan di bagian belakang bangunan, karena akan terhubung dengan 

ruang yang lebih besar untuk menghindari kemacetan kendaraan di puncak 

jam, 

d. Untuk mengefektifkan penggunaan ruang, maka dipisahkan antara ruang 

jemaah laki-laki lantai dasar dan ruang jemaah wanita di lantai satu, 

e. Untuk mendapatkan sirkulasi yang nyaman bagi pengguna, ruang wudhu dan 

toilet dipisahkan dari bangunan utama, dan direncanakan terpisah antara unit 

untuk wanita dan jamaah laki-laki, 

f. Ruang pendukung lainnya seperti administrasi harian dan fasilitas ruang 

pertemuan direncanakan untuk memanfaatkan lebih sedikit area efektif seperti 

di bawah tangga, 
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g. Akses direncanakan dari 5 arah yaitu dari 2 arah selatan yang terhubung ke 

Gedung Rektorat dan Fakultas Sains dan Teknologi 2 dari arah utara, yaitu dari 

arah gerbang kampus dan hutan kota dan 1 dari arah timur yang terkait dengan 

gedung Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam, 

h. Tangga tersebut terletak di tiga titik, di sayap kiri dan kanan bangunan serta di 

bagian belakang Khusus untuk area wanita di lantai satu, tangga diposisikan di 

belakang dengan dua arah. Sedangkan tangga di sayap kiri dan kanan akan 

dioperasikan pada hari Jumat shalat hanya untuk laki-laki yang menempati 

lantai berikutnya masjid.  

C. Peranan Masjid Menurut Beberapa Tokoh 

Masjid berperan sebagai simbol Islam Roth dan Clark (2014:307-308) 

menjelaskan bahwa masjid pertama, menyampaikan konseptual Preseden untuk 

mengikuti masjid, dibangun oleh nabi Muhammad di rumahnya di Madinah Sekitar 

tahun 622 M.52 Dari bentuk bangunan ini, di mana itu dimulai sebagai tempat untuk 

ritual wajib Bangunan arsitektur baru dibangun. Setelah ini jenis baru bangunan, 

maka nya Unsur dekoratif, sejak dalam nilai-nilai Islam menentang gambar-

gambar, bukan hanya dari Allah dan nabi agaknya, tetapi juga manusia dan hewan. 

Akibatnya, tidak ada gambar semua makhluk hidup kecuali Rencana yang diterima 

sebagai bordir arsitektur islam. Bersama dengan pola bunga, biasanya dekorasi 

adalah hiasan yang rumit pada bentuk geometris dan juga ukiran dari ayat-ayat 

Kitab suci, al-qur 'an, diproduksi dalam kaligrafi arab mewah. 

O 'Kane mengeksplorasi bahwa masjid menjadi simbol dasar iman, dan 

Representasi peradaban para pengunjung, arsitek, dan seniman menuangkan 

                                                             
52Leland M., Clark, Amanda C. Roth. (2018). Understanding Architecture: Its Elements, 

History, and Meaning. Third Edition. Routledge. New York 



 
 
 
 
 

40 
 

 

kekayaan mereka dan Kapasitas kreatif untuk mendirikan tempat yang 

menunjukkan kekayaan budaya yang luar biasa53 

 Dan warisan sejarah O 'Kane melanjutkan bahwa masjid di era nabi 

Muhammad adalah area multifungsional beroperasi tidak hanya untuk doa tetapi 

juga sebagai komunitas pusat gempa. Terlebih lagi, sepanjang sampai saat ini 

masjid-masjid telah berfungsi berbagai tujuan, selain tempat ibadat, fasilitas di 

mana anak-anak berpendidikan, seorang medium di mana kontrak-kontrak 

dilakukan, tempat di mana makanan bersama, dan menyediakan kebutuhan orang 

miskin dengan tempat penampungan, yang semuanya menggambarkan nilai-nilai 

islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Geometris penampilan Al-Hizb sebagai tanda dan simbol di masjid Frutiger 

menyatakan bahwa dalam alam bawah sadar manusia, ada lekukan dan ciri khasnya 

Bentuk utama, perwujudan, dan skema, yang terus-menerus berlaku atas tanah 

manusia Visualisasi dan ranah inspirasi. 

 Wilkinson berpendapat bahwa sebagai bagian dari konteks dari keyakinan, 

manusia mengembangkan terminologi luas dari tanda dan simbol yang bisa menjadi 

Pengingat dari harmoni dengan alam semesta. 54Tanda tidak rumit tujuannya; Ini 

mungkin sebuah Fraksi penting dari semantik tertulis atau visual, kosa kata visual 

yang menyajikan Arti sederhana yang langsung signifikansi sementara. Sementara 

simbol, adalah visual Kesan atau tanda yang menunjukkan pikiran - tanda pendiri 

pro kepastian seluruh dunia. 

Menurut akkach, bahasa lambang dan tanda-tanda apakah itu berbentuk 

lisan atau visual umumnya dipahami sebagai sarana komunikasi55. Simbol merujuk 
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Press. Cairo, Egypt. 
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pada konsep tak berwujud, itu adalah representasi realitas pada tingkat tertentu 

penolakan oleh realitas yang sesuai di sisi lain, Sedangkan tanda-tanda merujuk 

pada benda-benda materi yang berdiri pada tingkat referensi yang sama. Premis 

utama yang engsel gagasan simbolisme adalah bahwa benda material, tektonik atau 

sebaliknya, adalah mampu mewujudkan konsep abstrak yang berada di luar batas-

batas materialitas mereka. Abad pertengahan Cendekiawan Muslim, yang mewarisi 

dan mengembangkan alat-alat intelektual dari filsafat yunani, Mempertahankan ini 

melalui perbedaan antara al-hissi dan al-aqli. Ini, dalam arti, disahkan oleh Polaritas 

quraisy dari terlihat dan tak terlihat. Dengan demikian, simbolisme dipahami 

sebagai dasar tentang korespondensi antara dua ranah realitas ini: yang lebih rendah 

mencerminkan yang lebih tinggi, yang kasatmata menjelma yang tidak kelihatan, 

dan fisik yang mewakili spiritual. Prediksi pada perspektif universal dari filosofhia 

perennis, simbolisme menjadi sebuah penyelidikan ontologis, sebuah Penyelidikan 

ke dalam hierarki keberadaannya, dan perjalanan intelektual ke dunia dalam 

universal Realitas. Dengan demikian, simbolisme sering kali menjadi pengejaran 

akan pengetahuan yang esoterik, yang menjangkau jauh di luar sekadar tujuan 

visual dari nilai-nilai agama atau budaya. Dalam proyek hidup abadi, Simbolisme 

arsitektur dikembangkan atas dasar konseptual ini. Membentuk bagian integral dari 

Dunia yang berakal sehat, bentuk arsitektural dianggap sangat cocok untuk 

bertindak sebagai lambang. 

Karimi te. Al menguraikan bahwa masjid ada sebagai arsitektur islam 

kontekstual yang masing-masing dari mereka yang dirancang dengan kesadaran 

lokasi di mana masjid dibangun, termasuk dari Pengaruh geografis seperti iklim 

dan budaya dan gaya dan ide geometris dalam etiap daerah yang berbeda. 56 
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Karimi te. Al menyampaikan satu kasus dari pola geometris yang digunakan 

dalam arsitektur islam adalah bintang bersegi delapan, yang telah ditemukan pada 

periode kelima dan keenam imprinting, diakui untuk mengembangkan sebagai 

rosette kelopak dalam seni islam. Bintang bersegi delapan terbentuk dengan 

berputar dua persegi di pusat mereka dan telah lama dipercaya sebagai simbol dari 

nomor delapan seperti yang diungkapkan dalam delapan surga Islam dan delapan 

pintu dalam bentuk yang berbeda. Ini bintang delapan titik juga dikenal sebagai Rub 

Al-Hizb, yang muncul sekitar 240 kali di dalam Quran. Tanda dan simbol dari suku 

Bugis, lontara adalah tanda abjad dari suku Bugis di wilayah Sulawesi selatan di 

Indonesia, sebagai Pelras (1996:04) sama dengan lektur ini, orang Bugis 

memanfaatkan banyak tulisan komposisi dalam bentuk naskah, bertahan bersama 

dengan tradisi lisan berlimpah yang bertahan sisa-sisa untuk berkembang, dan telah 

menghasilkan salah satu utama manusia epik, siklus La Galigo, yang lebih panjang 

dari Mahabharata.  

Pelras kemudian menjelajahi rute tersebut memahami sejarah kuno mereka 

melalui dua bentuk tulisan tangan tak dikenal naskah yang bisa dengan tepat 

digambarkan sebagai mitis/epik dan kuno. 57Manuskrip-manuskrip ini, yang 

dilestarikan oleh Makassar dan juga Bugis, dan dirujuk oleh bugis sebagai 

keturunan lontara', terperinci yang dicatat dari kerabat yang mulia, dewan kerajaan, 

jurnal-jurnal kuno yang di Sulawesi selatan disimpan Sebagian istana atau oleh 

beberapa keluarga bangsawan sejak abad ketujuh belas dan berbagai benda lainnya 

seperti daftar pengikut atau naskah perjanjian dan kontrak politik. Tampaknya 

semua catatan sejarah itu benar mengambil banyak data mereka dari informan awal 

serta dari praktek lisan penduduk. Mengambil banyak data mereka dari informan 

awal serta dari praktek lisan penduduk. 
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Macknight dalam kritik terhadap temuan Pelras, menyingkapkan bahwa 

lontara' tidak hanya menemukan di situ daun-daun palem atau kertas tercetak, 

penggunaan tanda abjad seperti ini sudah umum digunakan beberapa benda seperti 

pada perak, seperti piring, mangkuk dan sirih kotak58. Sebagian besar tulisan itu 

menggunakan properti itu dengan identitas pemiliknya, misalnya, nama pemiliknya 

harga yang tepat ketika mereka membelinya. Contoh lain yang ia temukan ada pada 

barang-barang di sana apakah transkripsi benda-benda itu berkaitan dengan milik 

satu orang atau lebih. Macknight kemudian juga tandaskan penggunaan lontara’ 

sebagai identitas asli daerah seseorang, misalnya barang yang dia mengamati di 

Amsterdam Tropenmuseum dengan tulisan lontara’ yang ditulis the origin of Bone, 

Bone bagian dari suku Bugis di Sulawesi selatan. 

 

 

                                                             
58Campbell Macknight. (2016). “The Media of Bugis Lieracy”. In the International 

Journal of Asia-Pacific Studies, 12(Suppl.1), 53 – 72. http://dx.doi.org/10.21315/ijaps2016.12.s1.4 
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BAB IV  

STUDI ESTETIKA PADA DESAIN MASJID AGUNG SULTAN 

ALAUDDIN 

 

 

A. Gambaran Umum Masjid Agung Sultan Alauddin 

Masjid Sultan Agung Alauddin merupakan salah satu masjid terletak di 

kampus UIN Alauddin Samata Kec. Romangpolong Kab. Gowa. Kelurahan Samata 

merupakan salah satu dari 14 kelurahan yang berada di wilayah administrative 

Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan 

Samata tentunya memiliki luas 2,44 (km2) atau 244 Ha yang terdiri dari wilayah 

daratan. Kelurahan Samata merupakan wilayah yang berada dalam jangkauan 

disekitar 43 (m) diatas permukaan laut. Kelurahan Samata belum memiliki wilayah 

pantai, wilayah lembah maupun kawasan lereng. Kelurahan Samata tentu memiliki 

jarak dengan Ibukota Kabupaten Gowa yakni Sungguminasa mencapai sejauh 3 

(km). Pembagian wilayah di Kelurahan Samata yaitu dusun/lingkungannya terdapat 

2 bagian, RW/RK sebanyak 8 bagian, dan RT 27 bagian. Adapun jumlah mahasiswa 

UIN Alauddin Makassar 17.957 orang dengan luas tanah 34.22 Ha di samata inilah 

masjid Sultan Agung Alauddin memulai pembangunan sejak tahun 2018 tepat 

berada di samping pintu gerbang 1 UIN Alauddin Makassar dengan lokasi yang 

strategis sebagai pusat kegiatan di daerah samata menjadikan Masjid Sultan Agung 

Alauddin Makssar ini menjadi jembatan antar komunitas universitas dan penduduk 

yang dapat mendorong saling menguntungkan antara interaksi dan lingkungan 

eksternal lainnya.  

Masjid Sultan Agung Alauddin Makassar terkenal karena keunikan 

arsitekturnya. Prof Qadir Gassing mengatakan masjid Sultan Agung Alauddin ini 
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berbeda dari bangunan masjid lainnya karena unsur budaya lokal dan 

kemoderenannya menjadi ciri khas dan keunikan dari Masjid Sultan Agung 

Alauddin tersebut. Salah satu Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Rahmat Hidayat 

dari jurusan ilmu komunikasi, menuturkan bahwa ia pernah mengikuti shalat Jum’at 

di Masjid Sultan Agung Alauddin. “Secara struktural masjid ini unik karena dari 

atapnya berbeda dengan bangunan masjid pada umumnya, dan ketika saya masuk 

saya terkesima dengan keindahan arsitektural bangunan masjid tersebut,” ujarnya.59 

B. Desain Masjid Agung Sultan Alauddin 

Dengan menerapkan bentuk Rub Al-Hizb pada denah, diperoleh aliran 

gerakan pengguna yang fleksibel. Sisi-sisi bintang delapan ini dirancang biasanya 

dengan rentang 12,72 m yang memungkinkan desain simetris dibuat dari sekitar 

16 sisi bentuk ini. Bentuk yang setara sejalan dimaksudkan untuk memberikan 

kemudahan dalam penataan struktur seperti kolom utama yang direncanakan 

berukuran 7,2 m di empat sisi luar dan 9,0 m di sisi luar tengah. Komposisi luas 

lantai dasar kira-kira mencapai 2000 m2 yang diperkirakan mencapai perhitungan 

standar untuk memiliki sekitar 2.100 jemaah. Di lantai atas, rencana dikurangi 

luasnya menjadi hanya sekitar 875 m2 sesuai dengan perhitungan perencanaan 

menampung sekitar 900 jemaah. Luas ini dihitung dengan asumsi sirkulasi di atas 

30% dari total membutuhkan ruang. Akses bukaan pintu utama dengan lebar 

tersedia lebih dari 10,0 m, bentang ini dimungkinkan nyaman arus orang untuk 

memasuki gedung dalam jumlah besar tersebut. Ini empat akses dilengkapi dengan 

empat teras besar untuk pintu masuk dan untuk menempatkan loker sepatu, satu 

fasilitas bagi para jamaah. Di lantai dasar terletak ruang fungsi di bawahnya 

terdapat tangga transisi berupa tangga di tiga sisi, Selatan, Utara dan sisi timur 

                                                             
59Fachri Djaman. Keindahan Dan Keunikan Masjid Agung Sultan Alauddin. 

https://makassar.terkini.id/keindahan-dan-keunikan-masjid-agung-sultan-alauddin/. 
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gedung. Untuk dua unit wudhu di sisi belakang, didesain sederhana jauh, relatif 

sekitar 16,0 m dari bangunan utama untuk memberikan kemudahan akses bagi 

pengguna. 

Tempat wudhu untuk jamaah laki-laki ditempatkan di sebelah kiri dan untuk 

jamaah perempuan di sebelah kiri sisi kanan bangunan. Lebar tangga untuk 

pergerakan vertikal di dalam gedung dirancang dengan lebar 2,0 m, yang 

memungkinkan orang untuk bergerak bersama dalam jumlah besar. Tangga 

dirancang di sebelah kiri dan sayap kanan bangunan dengan akses masing-masing 

dari dua arah, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pergerakan dalam keadaan 

darurat. Tangga lain diposisikan di belakang sisi bangunan di bagian luar, khusus 

ditujukan bagi perempuan untuk mengakses area mereka terlebih dahulu lantai. 

Tangga ini sama dengan dua lainnya, dirancang dengan dua arah. Lebar dianggap 

lebih lebar, sekitar 3,0 m untuk mencapai kenyamanan lebih bagi pengguna. Itu 

penempatan tangga di luar bangunan juga mencerminkan salah satu ciri lokal, yaitu 

rumah panggung tradisional Bugis Makassar. 

Adapun Analisis Bentuk dan Fasad, bangunan simbol yang diambil dari Al 

Qur’an adalah Rub Al-Hizb yang sisi luarnya semua sama dimensi untuk 

membentuk bintang segi delapan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Bentuk ini 

akan diproses khususnya pada tata ruang atau denah untuk memberikan bentuk 

dasar yang berkesinambungan pada bangunan atap. Bentuk ini telah diakui sebagai 

salah satu unsur yang merepresentasikan Islam Arsitektur, yang umumnya 

diterapkan pada elemen dekoratif dalam bentuk dua dimensi dan pesawat tiga 

dimensi. 
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Sisi khas dari bentuk ini memberikan aliran yang fleksibel antara ruang-

ruang yang telah direncanakan. Itu bentuk simetris tercipta dari bentu ini juga 

menciptakan rasa keseimbangan yang menjadi satu indicator symbol yang 

diterapkan untuk bangunan ini. Dengan bentuk ini, banyak sisi yang terbuka dapat 

mengalirkan udara dan cahaya matahari masuk ke dalam gedung.  

 

 

Keempat bentuk lontara ini dipilih untuk diaplikasikan pada bentuk dan 

fasad bangunan masjid karena kedekatannya dengan unsur bangunan seperti huruf 

KA kolom, huruf, dan TA dan RA mewujudkan bentuk atab pelana yang 

merupakan atap paling cocok untuk cuaca iklim tropis. Keempat angka ini jika 

digabungkan akan menghadirkan kalimat KITA RASA yang artinya dalam dialeg 

Makassar dan Bugis sebagai “kami merasa”, kalimat yang menunjukkan empati, 

seperti yang dikenal sebagai leluhur bugis kata bijak, sikatutui dalam “papaseng to 

riolo” dalam naskah lontara’. 

Dengan mempertimbangkan penampilan bentuk dan fasad bangunan, 

beberapa proses yang dilakukan diimplementasikan pada desain adalah: 60 

                                                             
60Sitti Aisyah Rahman “PCINU Belanda 3rd International Conference” Lontara’ And 

Rub Al Hizb The Symbolyc Applies To The Design, (Amsterdam :2022), h.15. 
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a. Melanjutkan sejarah penggunaan kubah sebagai penanda masjid, namun 

bentuknya direkayasa menjadi seperempat kubah dan ditumpuk dua, akibatnya 

bisa merupakan salah satu bagian dari logo UIN Alauddin Makassar. Itu 

diharapkan bahwa dengan simbol ini, selain melanjutkan menekankan benang 

merah masjid ini dengan masjid lain, itu akan dapat memberikan kesan 

hubungan dekat dengan civitas akademika dengan kampus. 

b. Sesuai bentuk atap dengan iklim tropis wilayah dan memodifikasi bentuk dasar 

yang diperoleh dari perencanaan dan penggabungan dengan lontara yang 

dipilih huruf disisi bangunan yang sesuai. 

c. Menekankan penerapan surat lontara pada beberapa sisi fasad masjid, 

khususnya depan sebagai poin penting bangunan ini. Aksara lontara dalam dua 

bahasa yaitu terjemahan akidah tauhid dalam bahasa bugis dan bahasa 

Makassar. 

d. Memberikan kesinambungan dengan Rub Al-Hizb sebagai simbol dakwah 

islam yang juga rencana digunakan dalam pandangan maka kesinambungan ini 

berperan sebagai suatu kesatuan pesan dalam bidang dua dimensi dan tiga 

dimensi. 

e. Memaksimalkan ketersediaan ventilasi dan pencahayaan alami dengan 

memperbanyak ventilasi terbuka dalam desain dan material yang sesuai 

sehingga bangunan ini menjadi ikon hemat energi. 

f. Disusulkan dibuatkan kolam disekitar bangunan ini dimaksudkan untuk 

menampung air hujan media pemanenan karena predikisi besarnya volume 

hujan yang datang turun dari pembentukan atas. Air hujan kemudian dapat 

diproses menjadi konsumsi sebagai air daur ulang, hal ini sesuai dengan konsep 

ramah lingkungan. 
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g. Penempatan dua unit wudhu di sisi belakang bangunan utama yang membawa 

bentuk segi delapan yang serupa diharapkan dapat menampilkan 

kesinambungan desain. 

 

C. Makna Desain Masjid Sultan Agung Alauddin 

Masjid merupakan rumah atau tempat ibadah umat Islam atau Muslim. 

Masjid memiliki arti yaitu tempat sujud. Terdapat juga sebutan lain yang berkaitan 

dengan masjid di Indonesia yaitu musala, langgar atau surau. Istilah tersebut 

diperuntukkan bagi bangunan menyerupai masjid yang tidak digunakan untuk salat 

Jumat, iktikaf, dan umumnya berukuran lebih kecil. Selain digunakan sebagai 

https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
https://id.wikipedia.org/wiki/Musala
https://id.wikipedia.org/wiki/Langgar
https://id.wikipedia.org/wiki/Surau
https://id.wikipedia.org/wiki/Iktikaf
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tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. 

Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar 

Al-Qur’an sering dilaksanakan di Masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut 

memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran. 

Bangunan Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah 

masjid Quba yang merupakan masjid lapangan, karena terdapat lapangan di bagian 

tengah menjadi unsur utama. Di sepanjang bagian dalam dinding masjid tersebut 

dibuat semacam serambi yang langsung berhubungan dengan lapangan terbuka 

yang berada di tengahnya. Masjid Quba yang terdapat lapangan di bagian tengah 

yang di kelilingnya terdapat dinding sebagai pembatas ini, kemudian menjadi pola 

dasar yang utama bagi masjid-masjid yang dibangun oleh umat Islam kemudian 

dengan arsitektur setempat. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba boleh 

dianggap sebagai contoh bentuk daripada masjid-masjid yang didirikan orang di 

kemudian hari. Bangunan yang sangat bersahaja itu sudah memenuhi syarat-syarat 

yang perlu untuk pendirian masjid. Ia sudah mempunyai suatu ruang yang persegi 

empat dan berdinding di sekelilingnya. 61 

Pada dasarnya Masjid Agung Sultan Alauddin UIN Alauddin Makassar ini 

didesain dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan fisik bangunan khususnya 

dalam hal konsep penghematan energi berupa penghawaan alami dan pencahayaan 

alami. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan material berupa roster dan kaca yang 

memungkinkan cahaya matahari baik langsung maupun cahaya refleksi bisa masuk 

ke dalam ruang shalat. Penggunaan roster ini pula dapat menjadi lubang udara 

dalam mendukung aspek penghawaaan alaminya. Pemanfaatan aspek penghawaan 

alami dalam bangunan harus memikirkan prasyarat dasar yaitu adanya udara sehat 

                                                             
61 Wikipedia ensiklopedia bebas.”Masjid” https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Quba. 

Diakses pada tanggal 12 Juni 2023 

https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%27an
https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Quba
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di luar bangunan (terbebas dari debu, bau serta polutan lainnya yang dapat 

mengganggu), suhu udara yang tersedia tidak terlalu tinggi (maksimal 28°C), aliran 

udara secara horizontal tidak terhalang oleh bangunan di sekitar tapak (angin bisa 

berhembus dengan lancar), dan kebisingan lingkungan yang rendah. Apabila 

prasyarat dasar tidak memenuhi maka pemanfaatan penghawaan alami akan 

merugikan atau tidak terpenuhi. 62 Pada Kabupaten Gowa, musim hujan umumnya 

mendung sementara musim kering atau kemarau umumnya sebagian berawan serta 

panas yang menyengat di sepanjang tahun. Suhu umumnya variatif dari 24°C-33°C 

dan kadang-kadang berada turun di bawah 22°C atau lebih 35°C. Musim panas 

terjadi sekitar 1,9 bulan, mulai 17 September hingga 12 November, dengan rata-

rata suhu harian tertinggi di atas 33°C. Bulan paling panas dalam waktu setahun di 

Kabupaten Gowa adalah Oktober, dengan suhu terendah rata-rata yaitu 33°C dan 

rata-rata tertinggi 26°C sementara Musim dingin terjadi sekitar 2,8 bulan, mulai 25 

Desember hingga 18 Maret, dengan rata-rata suhu harian tertinggi berada di bawah 

31°C. Bulan paling dingin dalam waktu setahun adalah bulan Februari, yang 

terendah rata-rata bersuhu 25°C dan paling tinggi rata-rata bersuhu 31°C.63 

World Green Building Council menunjukkan bahwa 30-40% dari total 

konsumsi energi di dunia diserap oleh sektor konstruksi sehingga sektor ini menjadi 

konsumen energi paling besar di dunia. 64 Pemanfaatan pencahayaan alami mampu 

mengurangi penggunaan energi bangunan guna mendapatkan kenyamanan visual. 

Pada bangunan tinggi seperti perkantoran tipikal, penggunaan energi untuk 

mendukung sistem penghawaan (air conditioning) bisa mencapai 55%, sistem 

pencahayaan (lighting) 25%, dan untuk peralatan yang lain seperti pompa, lift, alat 

                                                             
62Satwiko, P. (2008). Fisika Bangunan. (Yogyakarta: ANDI), h. 34. 

 63W. spark. Iklim, cuaca menurut bulan, suhu rata rata gowa (Indonesia). 

https://id.weatherspark.com/. 
64T. kerr. The Green Future of Buildings, Futurarc Magazine, 3rd quarter. (Vol. 10). 

Jakarta: PT BCI Asia Construction Information Pte Ltd. 
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elektronik, dan lainnya berkisar 20%. 65Hal ini menunjukkan besarnya konsumsi 

energi yang diperlukan hanya untuk penghawaan dan pencahayaan bangunan. 

Menurut Amin, pencahayaan alami merupakan pencahayaan yang bersumber dari 

cahaya matahari. Pencahayaan alami memiliki banyak kelebihan, selain untuk 

penghematan energi listrik juga mampu membunuh kuman. Bukaan berupa jendela 

atau dinding kaca dengan luas minimal 1/6 dari luas lantai diperlukan untuk 

memperoleh cahaya alami pada ruang-ruang bangunan. Akan tetapi, pencahayaan 

alami seringkali terasa kurang efektif bila dibandingkan pencahayaan buatan karena 

intensitas cahayanya yang berubah-ubah serta seringkali membawa kalor atau panas 

ke dalam bangunan terutama di siang hari. Menurut SNI 036575 (2001) terkait Tata 

Cara Penerangan Sistem Pencahayaan Buatan Pada Bangunan Gedung 

merekomendasikan tingkat pencahayaan untuk rumah ibadah seperti masjid sebesar 

200 Lux. Intensitas cahaya ke dalam bangunan perlu dilakukan kontrol cahaya 

seperti pertimbangan lebar dan orientasi dari bukaan serta pemilihan jenis material 

untuk selubung bangunannya karena material-material ini mampu menyerap dan 

merefleksikan cahaya.66 

Pada aspek kenyamanan akustik, penggunaan roster membuat terjadinya 

proses transmisi bunyi (penerusan/penembusan berkas suara) yang datang pada 

suatu bidang permukaan ke bagian sebaliknya. Transmisi suara ini umumnya terjadi 

pada benda-benda yang memiliki lubang-lubang/porositas tinggi seperti 

krawangan, roster, jalusi kayu, teralis, dll. Umumnya proses transmisi suara ini 

                                                             
 65 Gw, O. R., & Kusumo, B. S. Studi Evaluasi Pencahayaan Alami pada Gedung Kuliah 

Bersama IIIUniversitas Muhammadiyah Malang. Media Teknik Sipil, 9(1), 50–60. 

 
66 T. H. Milaningrum, Optimalisasi Pencahayaan Alami dalam Efisiensi Energi di 

PerpustakaanUGM. Prosiding Seminar Topik Khusus, Juli, 1-10. 
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selalu dihindari dalam pengkondisian ruang akustik karena lebih merugikan untuk 

kondisi kelayakan akustik sebuah ruangan.67 

Arsitektur masjid jika dipandang dari segi fisik bangunannya, tentu tidak 

dapat dilepaskan dari bentuk dan simbol-simbol yang tersirat didalamnya. Simbol 

merupakan ungkapan untuk mengekspresikan makna-makna yang terkandung di 

dalamnya. Berikut bagian bagian dari Masjid ; 

1. Kubah 

Kubah masjid mulai digunakan sebagai penutup bangunan masjid seiring 

dengan teknologi arsitektur dan diperkirakan terjadi sekitar tahun enam ratusan 

sampai abad kedelapan. Saat ini, dapat dikatakan bahwa semua bangunan masjid 

berkubah. Kubah sebagai salah satu komponen arsitektur masjid bukan hanya 

untuk kemegahan dan keindahan namun juga memiliki fungsi untuk menerangi 

bagian dalam interior masjid serta sebagai penanda arah kiblat dari bagian luar. 

Meskipun bangunan kubah bukan berasal tradisi Islam (konon, kubah sudah 

dikenal oleh peradaban bangsa Mesopotamia sejak 6000 tahun yang lalu) serta 

Islam tidak mengajarkan secara konkrit tata bentuk arsitektur, namun Islam 

memberi kesempatan kepada umatnya untuk menentukan pilihan-pilihan fisik 

bangunan pada budaya setempat.68 

Ada beberapa makna yang terkait dengan keberadaan kubah masjid tersebut. 

Bangunan kubah yang didudukkan di atas dinding berbentuk melingkar disangga 

jajaran pilar-pilar pembentuk konstruksi lingkaran. Penempatan Kubah yang berada 

pada tempat yang tertinggi di bangunan utama masjid memiliki makna kekuasaan 

                                                             
67 Sutanto, H. Prinsip-Prinsip Akustik Dalam Arsitektur. (Yogyakarta: PT. Kanisius), 

h.63. 
68 Safruddin Juddah, “Roster Beton Sebagai Elemen Estetika (Studi Kasus: Masjid Agung 

Sultan Alauddin Uin Alauddin Makassar)” dalam Teknosains: media indormasi sains dan teknologi 

vo.6 no.3 (desember 2022) h.376. 
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dan kebesaran Tuhan atau memiliki kekuatan struktur yang besar. Bentuk kubah 

masjid yang mengembang dibagian tengah dapat bermakna lapang, luas, dan 

terbuka. Sehingga mempresentasikan bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang 

terbuka, mencintai kedamaian. Selain menghadirkan kesan megah, keberadaan 

rongga kubah yang besar di atas juga dapat membuat orang yang beribadah di 

masjid merasa kecil di hadapan kebesaran Tuhan yang menciptakan manusia. 

Bahkan konstruksi kubah masjid yang mendunia berbaur dengan budaya setiap 

tempat, bahkan tidak jarang kubah masjid mengikuti bentuk bangunan masjid ada 

karena peralihan fungsi bangunan sebelumnya.  

2. Elemen garis  

Pada dinding eksterior Masjid Agung Sultan Alauddin UIN Alauddin 

Makassar, penerapan elemen estetika berupa: 1. Elemen garis Elemen garis ini 

secara konseptual terbentuk oleh deretan titik-titik yang berjumlah ribuan atau 

lebih. Wujud garis berpotensi menjadi media gagasan oleh seseorang agar dapat 

dipahami orang lain. Garis berperan pada terbentuknya bermacam-macam pola dan 

penentuan titik sentralnya yang tepat menjadikannya berbentuk geometris yang 

stabil dan simetris. Estetika permainan garis ini mampu menyatukan berbagai 
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macam kesan yang lebih dalam daripada sekedar apa yang bisa dilihat pada 

wujudnya. 69 

Pada dinding eksterior Masjid Agung Sultan Alauddin UIN Alauddin 

Makassar ini terlihat penggunaan elemen garis tegak lurus baik horizontal maupun 

vertikal yang tercipta dari perpaduan roster dan ACP eksterior serta kolom dekoratif 

menghasilkan kesan meninggi, kuat, dan tegas. Garis-garis vertikal akan 

menimbulkan kesan kuat dan kokoh, serta menciptakan kesan kebesaran dan 

keagungan sedangkan garis-garis horizontal memberi citra rileks, penuh 

ketenangan, dan kedamaian. 

3. Elemen bidang  

Bidang tersusun oleh banyaknya garis yang berderetan pada posisi sejajar. 

Bidang yang tebal memberi kesan padat, kokoh, dan kuat. 70 Demikian pula 

sebaliknya bidang yang tipis terkesan melayang, rapuh, dan ringan. Elemen ini pada 

bangunan dapat berupa bidang dinding, lantai, plafon, dll. Keindahan bidang ini 

dapat diwujudkan dengan unsur skala, tekstur, cahaya, proporsi, warna, dan bentuk 

dari ruang-ruang yang tercipta. Roster yang digunakan pada Masjid Agung Sultan 

Alauddin UIN Alauddin Makassar terdiri dari tiga tipe. Roster tipe A & B 

merupakan roster beton dengan ukuran 20 cm x 20 cm dengan ketebalan 15 cm, 

sedangkan roster tipe C menggunakan bahan PVC foam dengan modul 60 cm dan 

ketebalan 3 cm. 

 

 

 

                                                             
69 Safruddin juddah, “Roster Beton Sebagai Elemen Estetika (Studi Kasus: Masjid Agung 

Sultan Alauddin Uin Alauddin Makassar)” dalam Teknosains: media indormasi sains dan teknologi 

vo.6 no.3 (desember 2022) h.376. 
70  Safruddin juddah, “Roster Beton Sebagai Elemen Estetika (Studi Kasus: Masjid 

Agung Sultan Alauddin Uin Alauddin Makassar)”. 
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 Elemen roster ini menutupi hampir seluruh permukaan dinding luar kecuali 

pada bagian akses pintu masuk (entrance) pada keempat sisi bangunan dan pada 

tangga utama yang terletak di bagian belakang masjid. 

Masing-masing bidang dinding memberi ekspresi berbeda sehingga tidak 

membosankan bagi jamaah yang melaksanakan ibadah shalat dan memberi 

tampilan eksterior yang estetis. 

4. Elemen bentuk  

Bentuk (form) merupakan wujud yang terjadi dari perpaduan beberapa 

bidang (space). Bentuk dapat disusun simetris & asimetris, dua dimensi, tiga 

dimensi, bahkan empat dimensi dengan waktu/ tempo sebagai salah satu 

unsurnya.71 

Bentuk dasar roster yang digunakan yaitu segi empat (persegi), segitiga, dan 

geometri (berupa gabungan segi empat dan segitiga) mewujudkan berbagai bentuk-

                                                             
71 Safruddin juddah, “Roster Beton Sebagai Elemen Estetika (Studi Kasus: Masjid Agung 

Sultan Alauddin Uin Alauddin Makassar)” dalam Teknosains: media indormasi sains dan teknologi 

vo.6 no.3 (desember 2022) h.377. 
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bentuk yang berbeda yang masing-masing berkarakter mengagumkan & indah. 

Kesan simetris dan asimetris dari bentuk roster yang ada memberi kesan tiga 

dimensi dan empat dimensi dimana jamaah masjid membutuhkan dimensi waktu 

untuk mengamati rupa dari bentuk dasar roster tersebut.  

5. Elemen tekstur  

Tekstur memberi gambaran tentang sifat dari permukaan berbagai benda 

sehingga memberi kesan berbeda yaitu licin, halus, kasar, maupun mengkilap atau 

buram (dof/ matte). Kesan dari tekstur sangat erat dengan indera pengamat terutama 

indera peraba dan penglihatan. Roster tipe A dan B memiliki permukaan yang kasar 

sedangkan tipe C memiliki permukaan licin. Hal ini dipengaruhi oleh jenis material 

yang digunakan. Akan tetapi, kesan tekstur juga dapat dipengaruhi oleh skala dan 

jarak penglihatan mata dari permukaan objek tersebut maupun cahaya yang 

meneranginya. Sehingga secara visual dari jarak yang tidak terlalu dekat maka 

ketiga tipe roster tersebut terkesan halus dan licin apalagi dipertegas dengan 

penggunaan warna finishing yang sama yaitu warna putih. 

6. Elemen pola 

Hubungan antara pola dan tekstur sebagai elemen desain sangat erat. Pola 

dinding dapat bersifat dekoratif dengan mendasarkan pada teknik pengulangan 

suatu motif. Pola ini membentuk bidang permukaan seakan-akan bertekstur. 
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Keindahan yang dapat memberi rasa puas diperoleh dari keserasian pola yang 

digunakan. Bentuk roster pada masjid yang dirotasi menimbulkan pola-pola baru 

sehingga terkesan tiga dimensi asimetris. Demikian pula roster yang bentuk dasar 

geometris yang mengalami pengulangan (repetition) memberi tekstur yang berbeda 

pada bidang dinding yang lainnya. Pola-pola tersebut menciptakan kesan teratur, 

lebih megah, kuat, dan mengagumkan. 72 

7. Elemen cahaya  

Unsur cahaya dapat menghidupkan atau menyemarakkan keindahan 

sehingga bisa sebagai penentu kualitas dari estetika pada mahakarya arsitektur. 

Cahaya alami matahari yang setiap waktu berubah-ubah karena dipengaruhi posisi 

matahari yang berotasi dari arah timur ke arah barat menjadikan karya arsitektur 

memiliki perubahan keindahan visual. Perubahan cahaya tersebut dapat juga 

dipengaruhi kondisi langit yang terjadi. 73 

Cahaya alami yang masuk melalui lubang roster memperkuat kesan volume 

dari bagian-bagian bangunan di dalamnya. Pembayangan timbul karena sinar 

matahari yang menembus bidang dinding menimbulkan kesan harmonis dan 

dinamis sehingga tercipta pola terang bayang yang berbeda-beda setiap waktu 

sehingga menambah keindahan interior masjid ini.  

                                                             
72Safruddin juddah, “Roster Beton Sebagai Elemen Estetika (Studi Kasus: Masjid Agung 

Sultan Alauddin Makassar), h.378. 
73Safruddin juddah, “Roster Beton Sebagai Elemen Estetika (Studi Kasus: Masjid Agung 

Sultan Alauddin Makassar), h.378. 
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8. Elemen nada  

 

Nada terkait dengan perbedaan gradasi dari warna gelap atau terang, jauh 

atau dekat, tebal atau tipis, tegas atau maya. Nada biasa tercipta oleh pembentukan 

cahaya bila menerpa benda sehingga terdapat bayangan yang menimbulkan 

keindahan dari benda tersebut. Unsur nada pada dasarnya tercipta dari berkas 

cahaya yang sama tetapi memiliki perbedaan dari sudut jatuh cahayanya. Cahaya 

alami yang masuk melalui lubang dinding roster masjid ini akan berubah setiap 

waktu menyebabkan terciptanya nada kuat maupun lemah akibat cahaya dan 

pembayangan yang mengikuti posisi dan arah cahaya matahari. Hal ini tentu juga 

akan berubah ketika langit cerah, mendung/tertutup awan, dan hujan. Pengolahan 

nada akan menampilkan kesan volume atau ruang yang apabila diterapkan pada 

bidang datar akan menciptakan kesan ruang tiga dimensional. 74 

Perpaduan tipe roster A, B, & C pada setiap sisi dinding membentuk nada 

terutama ketika terjadi perubahan posisi matahari dan kondisi langit sehingga tidak 

tercipta kesan monoton. Hal ini sangat terasa apabila dibandingkan antara waktu 

dzuhur dengan ashar.  

 

                                                             
74 Safruddin juddah, “Roster Beton Sebagai Elemen Estetika (Studi Kasus: Masjid Agung 

Sultan Alauddin Makassar), h.379. 



 
 
 
 
 

60 
 

 
 

9. Elemen keselarasan (harmoni)  

Keharmonisan dalam estetika terkait segi sukjektif dan objektif. Segi 

subjektif menyangkut keserasian yang diperoleh secara spontan tanpa melalui 

proses pemikiran sedangkan keserasian yang tidak perlu lagi dijelaskan karena telah 

ada norma/aturannya merupakan segi objektif. Keselarasan atau harmoni 

menyangkut kedua hal tersebut. Keselarasan juga terkait dengan ruang, waktu, serta 

tempat atau lingkungannya. Masjid ini pada bagian selubungnya atau dinding luar 

dominan menggunakan roster dengan warna yang sama yaitu warna putih. Hal ini 

terasa sepadan dengan akses kolom dekoratif tinggi pada masing-masing entrance 

yang sengaja dipasang miring sehingga menciptakan suasana keagungan pada 

masjid ini. Pemilihan jenis material struktur dan finishing juga memperkuat 

keselarasan yang tercipta. 75 

10. Elemen komposisi  

Komposisi tersusun dari berbagai bentuk-bentuk yang menciptakan 

kesatuan sehingga muncul bentuk-bentuk baru yang lebih sesuai dengan keadaan 

tertentu. Bentuk yang beraneka ragam apabila disusun dan ditata dengan baik dapat 

menciptakan keindahan sehingga secara visual tidak terkesan monoton, 

membosankan, dan kacau. 

                                                             
75 Safruddin juddah, “Roster Beton Sebagai Elemen Estetika (Studi Kasus: Masjid Agung 

Sultan Alauddin Uin Alauddin Makassar)” h.379. 
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11. Elemen kesatuan 

Keindahan karya arsitektur pada dasarnya terkait keberhasilan memadukan 

bermacam-macam unsur estetika ke dalam sebuah kesatuan yang harmonis. 

Kesatuan dapat dicapai dengan berbagai cara tergantung dengan kemampuan dasar 

tentang hubungan formal maupun pengetahuan terkait unsur-unsur dasar estetika 

seperti titik, garis, warna, nada, dan lain-lain. Kesatuan menjadi integrasi yang 

menyeluruh dari semua komposisi yang tercipta yang dapat diperoleh melalui irama 

oleh berbagai unsur yang secara kontinu meskipun hanya dapat terasa melalui 

perasaan pengamatnya. Faktor struktur juga menjadi hal yang sangat penting 

dipertimbangkan dalam penyusunan roster secara vertikal yang cukup tinggi pada 

masjid ini. Hal ini terkait dengan ketahanan material atau durasi pemanfaatan 

elemen tersebut sebagai selubung bangunan. Pemasangan roster yang tinggi tentu 

beresiko terjadinya retakan atau pecah dan mengakibatkan jatuhnya sebagian atau 

keseluruhan dari roster tersebut. Oleh karena itu, roster pada masjid ini diberi 

perkuatan pada masing-masing sisi pada setiap jarak 60 cm berupa kolom vertikal 

untuk menjepit dan menyalurkan beban roster ke sloof bangunan. 76 

                                                             
76 Safruddin juddah, “Roster Beton Sebagai Elemen Estetika (Studi Kasus: Masjid Agung 

Sultan Alauddin Uin Alauddin Makassar)” h.380 
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Roster pada masjid ini tersusun vertikal dengan tinggi lebih dari 10 m. 

sehingga untuk menjaga agar susunan tersebut tetap kokoh maka diberikan tiang 

pengapit pada kedua sisi dari material hollow yang kemudian ditutup dengan 

material aluminium composite panel (ACP) sehingga tetap diperoleh tiang yang 

lurus, rapi, dan kuat menopang beban roster yang ada. Beban yang timbul dari roster 

akan mendesak ke samping yang kemudian diterima oleh kolom kemudian 

diteruskan ke sloof beton yang kemudian disalurkan ke pondasi bangunan masjid.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pertama, Masjid Sultan Agung Alauddin merupakan salah satu masjid 

terletak di kampus UIN Alauddin Samata Kec. Romangpolong Kab. Gowa. masjid 

Sultan Agung Alauddin memulai pembangunan sejak tahun 2018 tepat berada di 

samping pintu gerbang 1 UIN Alauddin Makassar dengan lokasi yang strategis 

sebagai pusat kegiatan di daerah samata menjadikan Masjid Sultan Agung Alauddin 

Makssar ini menjadi jembatan antar komunitas universitas dan pnduduk yang dapat 

mendorong saling menguntungkan antara interaksi dan lingkungan eksternal 

lainnya. Masjid Sultan Agung Alauddin Makassar terkenal karena keunikan 

arsitekturnya karena unsur budaya lokal dan kemoderenannya menjadi ciri khas dan 

keunikan dari Masjid Sultan Agung Alauddin 

Kedua, adapun desain Masjid Sultan Agung Alauddin Makassar yaitu 

dengan menerapkan bentuk Rub Al-Hizb pada denah, diperoleh aliran gerakan 

pengguna yang fleksibel. Tangga dirancang di sebelah kiri dan sayap kanan 

bangunan dengan akses masing-masing dari dua arah, hal ini dimaksudkan untuk 

mengantisipasi pergerakan dalam keadaan darurat. Tangga lain diposisikan di 

belakang sisi bangunan di bagian luar, khusus ditujukan bagi perempuan untuk 

mengakses area mereka terlebih dahulu lantai. Tangga ini sama dengan dua lainnya, 

dirancang dengan dua arah. Lebar dianggap lebih lebar, sekitar 3,0 m untuk 

mencapai kenyamanan lebih bagi pengguna. Itu penempatan tangga di luar 

bangunan juga mencerminkan salah satu ciri lokal, yaitu rumah panggung 

tradisional Bugis Makassar. 

Ketiga, Makna desain Masjid Sultan Agung Alauddin Makassar: Kubah, 

Penempatan Kubah yang berada pada tempat yang tertinggi di bangunan utama 
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masjid memiliki makna kekuasaan dan kebesaran Tuhan atau memiliki kekuatan 

struktur yang besar. Bentuk kubah masjid yang mengembang dibagian tengah dapat 

bermakna lapang, luas, dan terbuka. Sehingga mempresentasikan bahwa ajaran 

Islam merupakan ajaran yang terbuka, mencintai kedamaian; elemen garis, garis-

garis vertikal akan menimbulkan kesan kuat dan kokoh, serta menciptakan kesan 

kebesaran dan keagungan sedangkan garis-garis horizontal memberi citra rileks, 

penuh ketenangan, dan kedamaian; elemen bidang, dinding memberi ekspresi 

berbeda sehingga tidak membosankan bagi jamaah yang melaksanakan ibadah 

shalat dan memberi tampilan eksterior yang estetis; elemen bentuk, bentuk dasar 

roster yang digunakan yaitu segi empat (persegi), segitiga, dan geometri (berupa 

gabungan segi empat dan segitiga) mewujudkan berbagai bentuk-bentuk yang 

berbeda yang masing-masing berkarakter mengagumkan & indah; elemen tekstur. 

kesan dari tekstur sangat erat dengan indera pengamat terutama indera peraba dan 

penglihatan; elemen pola, pola-pola tersebut menciptakan kesan teratur, lebih 

megah, kuat, dan mengagumkan; elemen cahaya, cahaya alami yang masuk melalui 

lubang roster memperkuat kesan volume dari bagian-bagian bangunan di dalamnya 

menimbulkan kesan harmonis dan dinamis sehingga tercipta pola terang bayang 

yang berbeda-beda setiap waktu sehingga menambah keindahan interior masjid ini; 

elemen nada, Pengolahan nada akan menampilkan kesan volume atau ruang yang 

apabila diterapkan pada bidang datar akan menciptakan kesan ruang tiga 

dimensional; elemen kesalarasan, masjid ini pada bagian selubungnya atau dinding 

luar dominan menggunakan roster dengan warna yang sama yaitu warna putih ; 

elemen komposisi, dapat menciptakan keindahan sehingga secara visual tidak 

terkesan monoton, membosankan, dan kacau.  
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B. Implikasi 

Masjid merupakan rumah atau tempat ibadah umat Islam atau Muslim. 

Masjid memiliki arti yaitu tempat sujud. Pada dasarnya Masjid Agung Sultan 

Alauddin UIN Alauddin Makassar ini didesain dengan mempertimbangkan aspek 

kenyamanan fisik bangunan khususnya dalam hal konsep penghematan energi 

berupa penghawaan alami dan pencahayaan alami. Hal ini dapat terlihat dari 

penggunaan material berupa roster dan kaca yang memungkinkan cahaya matahari 

baik langsung maupun cahaya refleksi bisa masuk ke dalam ruang shalat. Tentunya, 

dalam penelitian ini, diharapkan memberikan khazanah pengetahuan bagi pembaca 

terkhususnya bagi peniliti pribadi untuk senantiasa mengetahui makna desain 

estetika pada masjid Sultan Agung Alauddin Makassar dan menjadi perhatian 

dalam kehidupan kita khususnya dalam Filsafat estetika. Peneliti juga berharap 

semoga penelitian ini menjadi referensi setelahnya, dengan lebih 

mengembangkannya melalui beberapa Teknik interpretasi sehingga studi ini dapat 

dipahami lebih akurat, karena walaupun peneliti berusaha sesuai kemampuan 

peneliti, tetapi peneliti mengakui bahwa masih sangat banyak terdapat kekurangan 

dalam penulisan penelitian ini disebabkan keterbatasan pengetahuan yang peneliti 

miliki.

https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
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