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ABSTRAK 

Nama  : Sitti Nurliani 

Nim  : 80100221037 

Judul Tesis : Signifikansi Epistemologi Irfani bagi Problematika            

  Peradaban Modern (Studi atas Pemikiran Epistemologis  

  Seyyed Hossein Nasr). 

 

Penelitian ini membahas tentang pemikiran Seyyed Hossein Nasr yang 

spesifik menyoroti signifikansi epistemologi irfani bagi problematika peradaban 

modern. Tiga masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Apa itu 

epistemologi irfani? (2) Bagaimana bentuk epistemologi irfani Seyyed Hossein 

Nasr? (3) Bagaimana signifikansi epistemologi irfani Seyyed Hossein Nasr dalam 

menjawab problematika peradaban modern? 

Dalam upaya menjawab permasalahan penelitian, tesis ini menggunakan 

penelitian kualitatif dengan pendekatan kefilsafatan agar diperoleh sebuah wacana 

kritik epistemologi yang dinamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

filosofis (philosophical approach), serta ditopang dengan pendekatan sosiologis 

(sociological approach) dan historis (historical approach). Hal ini karena tokoh 

yang menjadi objek penelitian masih hidup, dan kemestian selalu menghubungkan 

pemikirannya dengan konteks sosiologis. Sedangkan konstruksi pemikiran Nasr 

yang kompleks dapat diperoleh dengan menelusuri latar kesejarahannya dan 

mendeskripsikan gagasan-gagasannya yang berada di beberapa literatur. 

Pemikiran epistemologis irfani Nasr merujuk pada kearifan tradisional dan 

memiliki keterhubungan erat dengan teori metafisis Platonian. Metodologi 

penghayatan irfani yang digagas Nasr merupakan penapakan jalan spiritual yang 

diawali dari syari >‘at, t}ari>qat dan h}aqi>qat. Metode ini bermaksud membimbing 

manusia untuk mengetahui realitas makna batiniah di alam semesta dari yang 

ditafsir sebatas materialistik. Menurut Nasr, epistemologi irfani memiliki titik 

berangkat dan titik tuju yang berbeda dari epistemologi Barat. Epistemologi Barat 

yang melahirkan sains dan memberikan kontribusi material bagi manusia ternyata 

juga menimbulkan krisis yang cukup parah. Nasr menawarkan epistemologi irfani 

menjadi tumpuan dalam melakukan refleksi kritis terhadap epistemologi Barat 

dan menjadi titik tolak melakukan evaluasi kritis atas problematika peradaban 

modern yang merupakan konsekuensi dari epistemologi Barat. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, melalui pengetahuan sakral atau 

Scientia Sacra, sebagai dasar konsep epistemologi irfani, Nasr berupaya 

mengembalikan metafisika dan tradisi spiritual dalam kehidupan manusia. 

Menyikapi problematika peradaban modern, solusi yang tepat bagi Nasr adalah 

pengetahuan tradisional yang termuat dalam agama-agama dan spiritualitas 

sebagai khazanah kebajikan abadi.  Konsep epistemologi irfani adalah salah satu 

bentuk pengetahuan tradisional, yang secara signifikan menjadi jalan bagi 

manusia modern dalam mengobati krisis spiritual dan berbagai problematika yang 

dialami.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Epistemologi sebagai bagian dari filsafat meninjau segala hal yang 

berkaitan dengan asal mula, struktur, metodologi dan validitas pengetahuan.1 

Dalam konteks dunia Islam, dikenal adanya tiga bentuk epistemologi, yaitu 

baya>ni>, burha>ni> dan ‘irfa>ni>.2 Epistemologi baya>ni> merupakan bentuk epistemologi 

yang mengedepankan otoritas teks sebagai indikator kebenaran. Epistemologi 

burha>ni> merupakan pengetahuan yang diperoleh dari analogi demonstratif yang 

dalam hal ini memberikan peran otoritatif akal dan indera yang terdapat dalam diri 

manusia. Sedangkan epistemologi ‘irfa>ni>3 adalah bentuk epistemologi dengan 

penekanan penuh pada instrumen hati (qalb).4 Seiring perkembangan filsafat, 

epistemologi perlahan menemukan bentuknya menjadi bidang pengetahuan 

tersendiri, dan menjadi salah satu pilar penting dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan. Epistemologi selain menjadi jalan perolehan pengetahuan, juga 

menjadi sarana bagi manusia menemukan kebijaksanaan melalui dialektika terus-

menerus atau serangkaian pertanyaan sistemik.  

 
1 Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, Filsafat Ilmu, (Yogyakarta: Liberty, 

1996), h. 17. 
2 Muhammad Abid al-Jabiri, Isykaliyat al-Fikr al-Arabi al-Mu’ashir, (Beirut: Markaz 

Dirasah al-Araniyah, 1989), h. 59.  
3 Kata ‘irfa>ni>, selanjutnya akan ditulis tegak karena menjadi topik kajian dalam tesis ini. 
4 Muhammad Abid al-Jabiri, Isykaliyat al-Fikr al-Arabi al-Mu’ashir, h. 59.  

 



2 
 

 
 

Problem epistemologi peradaban modern hanya bisa diselesaikan oleh 

epistemologi irfani yang merujuk pada kearifan tradisional sebagai khazanah 

kebajikan abadi. Mulyadi Kartanegara memandang epistemologi Islam sebagai 

alternatif atas epistemologi Barat yang telah mendominasi wacana epistemologi 

kontemporer, termasuk di Indonesia. Kedua epistemologi tersebut, Barat modern 

dan Islam, penting dikaji agar terjadi dialektika secara kritis dan konstruktif. 

Mulyadi Kartanegara mengatakan: 

Epistemologi Barat atau sains modern tentu saja tidak bisa dipandang 

sebelah mata. Dunia menyaksikan tentang banyaknya penemuan dan 

kecanggihan yang dicipta mereka. Pembatasan ilmu pada bidang-bidang 

empiris bukan tanpa nilai atau keuntungan. Berbagai penemuan spektakuler 

mereka di bidang sains (science) telah banyak memberi manfaat pada manusia. 

Misalnya penemuan energi listrik oleh Thomas A. Edison telah memberi 

sumbangan pada manusia yang belum pernah dicapai oleh generasi manusia 

sebelumnya. Demikian juga penemuan-penemuan di bidang medis telah 

menghasilkan obat-obat yang begitu diperlukan oleh manusia dan telah 

mampu menumpas penyakit-penyakit yang pada masa lalu seakan tidak ada 

obatnya seperti cacar, campak, dan kusta. Metode ilmiah modern dengan 

tekanan pada observasi indrawi telah menemukan hal-hal yang mustahil dapat 

dicapai pada masa sebelum modern. Penelitian ke bawah level atom (sub-

atomic level) atau penyelidikan ke ruang angkasa, galaksi-galaksi dan alam 

semesta secara keseluruhan merupakan prestasi-prestasi yang luar biasa dan 

agung dari sains modern. Meski demikian, prestasi ilmiah yang begitu 

gemilang dari sains modern seharusnya tidak menjadi hambatan untuk melihat 

sisi-sisi negatifnya. Misalnya dampak sekulernya terhadap sistem kepercayaan 

agama setiap manusia. Karena demikian, maka sikap kritis dan waspada harus 

tetap menyertai apresiasi terhadap kegemilangan sains modern.5 

Menurut Muhammad Taqi Mishbah Yazdi (1935-2021 M), epistemologi 

Barat modern, terus mengalami krisis. Dalam rentang 2.5 abad, epistemologi 

Barat tidak saja gagal dalam membangun landasan yang kukuh, bahkan landasan 

 
5 Mulyadi Kartanegara, Menyibak Tirai Kejahilan: Pengantar Epistemologi Islam 

(Bandung: Mizan, 2003), h. xxxi. 
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yang sudah ada semakin hari menunjukkan kelemahannya. Berbeda dengan Islam 

yang terus memperlihatkan kekukuhannya dan sedikit mengalami krisis.6 

Walaupun ada beberapa tantangan dalam filsafat Islam, namun terlihat jelas 

adanya konsistensi untuk mempertahankan doktrin dasar bahwa akal merupakan 

basis primordial pemecahan semua problem, termasuk problem metafisika. 

Adapun konfrontasi dengan berbagai pandangan yang berlawanan dan segenap 

kritikus, alih-alih melemahkan para filsuf Muslim, justru semakin mematangkan 

semangat keilmuan mereka.  

Salah satu tokoh yang konsen dalam membahas epistemologi irfani 

sebagai solusi terhadap problematika peradaban modern adalah Seyyed Hossein 

Nasr. Melalui epistemologi irfani Nasr berupaya mengembalikan spiritualitas 

dalam kehidupan manusia modern. Nasr memandang bahwa akar dari 

problematika peradaban modern adalah peniadaan spiritualitas, manusia terlepas 

dari Yang Sakral, sehingga mendorong sikap eksploitatif terhadap alam. Solusi 

terbaik bagi Nasr dalam menjawab problematika modernitas adalah pengetahuan 

tradisional sebagai khazanah kebajikan abadi. 

Seyyed Hossein Nasr merupakan salah satu filsuf Muslim kontemporer 

yang dilahirkan pada tahun 1933 di Teheran, Iran. Nasr dilahirkan dan dibesarkan 

dalam lingkungan keluarga ulama. Keahlian profesional Nasr dalam bidang 

filsafat dan sejarah ilmu pengetahuan dinilai tidak lepas dari pengaruh lingkungan 

intelektual Iran, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan, begitu pula Amerika Serikat 

 
6 Muhammad Taqi Mishbah Yazdi, Philosophical Instructions: An Introduction to 

Contemporary Islamic Philosophy (University of Binghamton: Institute of Global Cultural 

Studies, 1999), h. 50.  Lihat juga Muhammad Taqi Mishbah Yazdi, Buku Daras Filsafat Islam 

dengan terj. Muza Kazhim dan Saleh Bagir (Bandung: Mizan, 2003), h. 80. 
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tempat ia melanjutkan studi. Nasr melahirkan berbagai karya intelektual sebagai 

representasi produktivitas akademisnya yang tinggi. Beberapa karya utamanya, 

yaitu: Knowledge and the Sacred, The Sacred Science, Man and Nature; The 

Spiritual Crisis of Modern Man, yang berisi tentang elaborasi epistemologi irfani 

serta ulasan detail mengenai problematika epistemologi modern. Nasr lebih 

dikenal sebagai pemikir tradisionalis yang belakangan menjadi juru bicara Islam 

pada dunia internasional.7 

Problematika dunia modern dapat dilihat dalam perilaku dan tata 

kehidupan manusia, terutama dalam tata budaya dan peradaban.8 Karakter dunia 

modern menekankan pada progressivness (hasrat untuk terus maju), dan scientific 

(berciri ilmiah). Optimisme berlebih atas sains modern terlihat dalam karya-karya 

para filsuf pencerahan. Di penghujung abad ke-18, dijumpai aktor pencerahan asal 

Prancis, Marie Jean Antoine Nicolas Caritat atau lebih dikenal dengan Marquis de 

Condorcet (1743-1794 M).9 Condorcet menarasikan idenya dalam sebuah karya 

monumental yang berjudul Esquisse d’un tableau historique des progre|s de 

l’esprit humain (sketsa mengenai suatu lukisan historis tentang kemajuan pikiran 

 
7 William C. Chittick, Preface dalam The Complete Bibliografi Seyyed Hossein Nasr from 

1958 through April 1993, ed. Aminrazavi and Moris (Kuala Lumpur: TP, 1994), h. xiii. 
8 A. Qodri Azizy, Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan SDM dan 

Terciptanya Masyarakat Madani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 5-6. 
9 Condorcet, matematikawan dan teoretisi sosial Prancis, dididik oleh kaum Yesuit dan 

menjadi sekretaris Academie des Sciences sejak 1776 sampai seumur hidupnya karena kontribusi-

kontribusinya di bidang matematika. Eulogi-eulogi (Eloges) yang ditulisnya bagi para anggota 

Akademi Sains yang sudah meninggal menjadi dokumen yang esensial bagi Pencerahan Prancis. 

Condorcet meyakini kemajuan dan kesempurnaan umat manusia, dibantu oleh mengaplikasikan 

metode-metode matematika bagi ilmu-ilmu moral dan politik. Selengkapnya lihat Simon 

Blackburn, The Oxford Dictionary of Philosophy, terj. Yudy Santoso dengan judul Kamus Filsafat; 

Buku Acuan Paling Terpercya di Dunia (Yogyakrta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 174. 
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manusia), (1975), yang dianggap merepresentasikan “janji-janji Pencerahan 

Prancis”.  

Condorcet memprediksi bahwa di masa depan, rasio yang mendominasi 

dalam peradaban modern dapat menghancurkan ketimpangan-ketimpangan 

kultural, politis dan ekonomis. Juga menyempurnakan kemampuan manusia, 

mewujudkan kebahagiaan pribadi dan kesejahteraan umum, menyingkirkan 

diskriminasi seksual dan rasial, serta menghapus perang di muka bumi. Namun 

sejarah menujukkan hal sebaliknya, optimisme Condorcet tidak sepenuhnya 

terwujud. Di abad ke-20 muncul perilaku politik yang tidak manusiawi seperti 

barbarisme Nazi, totalitarianisme, pemusnahan massal di Hiroshima dan 

Nagasaki, Krisis Teluk, pembersihan etnis di Bosnia,10 dan deretan pelanggaran 

hak asasi manusia lainnya seperti di Aceh dan Timor-Timor, tragedi kemanusiaan 

di Palestina dan Kawasan Timur-Tengah, nestapa pengungsi Rohingya, hingga 

perang Rusia-Ukraina hari ini. Semua hal tesebut justru menunjukkan bahwa 

banyak patologi peradaban di era modern. 

Nasr merumuskan suatu sistem pengetahuan yang diistilahkan dengan 

“Scientia Sacra”. Scientia Sacra atau Sacred Science merupakan pengetahuan 

sakral dengan basis tradisionalisme.11 Scientia Sacra merupakan konsep yang 

 
10 F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filososfis 

tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 173. 
11 Nasr menyatakan bahwa istilah “tradisionalisme” dalam konteks tulisan-tulisannya 

berbeda dengan tradisionalisme yang digunakan oleh para sosiolog dan antropolog yang 

mendefenisikan bahwa tradisi adalah adat istiadat, keyakinan, etika, moral, yang diwarisi dari 

generasi ke generasi. Nasr mendudukkan tradisionalisme sebagai paham realitas ketuhanan yang 

asli yang diwahyukan kepada seluruh manusia dan alam semesta melalui perantaraan utusan Tuhan 

dengan berbagai prinsip dan implementasi tertentu. Seyyed Hossein Nasr, Traditional Islam in the 

Modern World (New York: Columbia University, 1987). 
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berakar dari Filsafat Perennial yang dipelopori oleh Rene Guenon (1886-1951 M), 

Ananda Coomaraswamy (1877-1947 M), dan Frithjof Schuon (1907-1998 M). 

Ketika dirunut lebih jauh, ada pertalian primordial antara Scientia Sacra dengan 

tradisi irfani dalam Islam. Menurut Nasr, epistemologi irfani dapat ditempuh 

melalui inteleksi murni dengan menggunakan instrumen pengetahuan yang berupa 

akal (rasional) dan hati (olah ruhani). Inteleksi dalam hal ini berbeda dengan 

pandangan dunia modern yang memaknainya sebatas rasio.  

Selain filsafat perennial (sophia perennis),12 Nasr juga dikenal menggeluti 

metafisika universal. Metafisika universal juga disebut dengan sunnah kha>lidah 

(tradisi keabadian) atau sunnatulla>h yang tidak berubah-ubah sepanjang zaman. 

Tradisi filsafat ini juga dianggap searti dengan epistemologi irfani. Epistemologi 

irfani berfokus pada upaya mencapai inteleksi murni sehingga mampu melihat 

realitas sebagaimana adanya (mukasyafah), sedangkan filsafat perennial 

menekankan kemendasaran tradisi sebagai hikmah dalam jantung semua agama, 

berikut sophia sebagai puncaknya.  
 

12 Istilah filsafat perennial, meski dicetuskan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz, filsuf 

Jerman (1646-1716 M), namun secara hakikat filsafat perennial – berupa metafisika yang 

mengenali adanya Realitas yang merupakan substansi dunia ini, baik yang material, biologis 

maupun yang intelektual, psikologi yang menemukan dalam diri manusia hakikat esensi yang 

mirip, atau bahkan identik dengan Realitas Ilahi, serta etika yang meletakkan tujuan akhir 

kehidupan manusia pada pengetahuan terhadap dasar yang imanen dan transenden dari segala 

sesuatu – telah ada semenjak dahulu dan bersifat universal.  Huston Smith, “Filsafat Perennial, 

Tradisi Primordial” dalam Perennialisme; Melacak Jejak Filsafat Abadi (ed.) Ahmad Norma 

Permata (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), h. 113. Secara lebih jelas ditegaskan oleh Seyyed 

Hossein Nasr dengan merujuk pada Schuon bahwa istilah, philosophia perennis merujuk pada 

kesejatian metafisik yang tidak memiliki permulaan, dan tetap sama meskipun muncul dalam 

ekspresi berbagai hikmah yang berbeda. Dalam pandangan Schuon filsafat perennial membincang 

tentang sophia perennis yang mempunyai inti pada hal-hal seperti, terdapat kesejatian-kesejatian 

yang tertanam di dalam ruh manusia, yang terpendam di kedalaman batin (hati) – dalam intelek 

murni – yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang secara spiritual punya kemampuan 

kontemplatif, inilah kesejatian metafisik paling fundamental. Kemampuan mencapainya hanya 

dimiliki para gnostikus, pneumatikus, ataupun teosof dalam pengertian secara murni dan asali, 

yaitu orang-orang seperti Phitagoras, Plato dan Aristoteles. Lihat Seyyed Hossein Nasr, “Tentang 

Tradisi” dalam Permata, Perennialisme; Melacak Jejak Filsafat Abadi, h. 196.  
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Nasr mengkritik pandangan dunia modern yang sekularistik. Manusia 

dalam dunia modern dinilai hanya memiliki tiga dimensi yaitu fisik, psikis dan 

rasio, sedangkan dimensi spiritual-metafisika dihilangkan. Menurut Nasr, telah 

terjadi perubahan mendasar dalam memandang alam (nature) di zaman modern. 

Awalnya alam dinilai sebagai mitra hidup manusia, kini dianggap sebagai objek 

eksploitasi semata dan dinikmati hingga batas-batas kemungkinannya yang 

terjauh.13 Fenomena ini berdampak buruk terhadap semua aspek kehidupan. 

Manusia dan semesta sebagai manifestasi Tuhan menyimpan nilai atau kualitas 

Ilahiyah dalam dirinya. Pada gilirannya dimensi esoteris (sisi batin) pada dunia 

modern mengalami reduksi.  

Epistemologi irfani penting untuk diperbincangkan, mengingat modernitas 

semakin menggerus kemanusiaan dan peran agama. Manusia dengan kesadaran 

eksploitatif terhadap alam akan terkikis dimensi ruhnya sehingga memandang 

manusia lain layaknya alam yang juga bisa dieksploitasi untuk kepentingan-

kepentingan lain yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam skala yang lebih 

luas, seperti pendidikan, politik, sosial budaya, kesenjangan ekonomi, terjadi 

antara negara-negara maju yang kaya dan negara berkembang yang miskin. 

Akibat dari kesenjangan ini adalah munculnya masalah sosial, mulai dari 

terorisme, radikalisme, sampai dengan masalah ekologi secara global. Dalam 

skala yang lebih kecil, manusia modern mengalami banjir informasi yang juga 

berdampak secara psikologi dan intelektual.  

 
13 Seyyed Hossein Nasr, Man and Nature the Spiritual Crisis of Modern Man (London: 

Unwin Paperback, 1976), h. 18. 
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Ilmu pengetahuan modern hanya mampu menafsir dunia dengan satu 

kacamata yaitu kacamata ilmiah yang sifatnya empiris dan dapat dihitung. Ada 

peminggiran terhadap ungkapan realitas lainnya yang tidak terverifikasi, yang 

lebih rumit dan yang agung. Oleh karenanya perbincangan epistemologi irfani 

mesti dilakukan dengan tujuan pengembangan dan pelestarian kembali kearifan 

tradisional. Namun demikian, hal ini sangat bergantung kepada cara yang 

digunakan dalam mendaras, memahami, dan menerapkan tradisi irfani secara 

lebih luas. 

Inilah yang membuat Seyyed Hossein Nasr penting untuk diteliti. 

Gagasannya untuk menghidupkan kembali berbagai ungkapan realitas seperti 

epistemologi irfani, merupakan sesuatu yang tidak asing dalam tradisi spiritual 

yang abadi. Gagasan ini memang terdengar “usang”, tetapi efektif dan signifikan 

karena bisa menjadi paradigma ilmiah alternatif bagi peradaban modern dalam 

menyikapi berbagai problematika yang dialami. Penulis memandang bahwa 

epistemologi irfani menjadi relevan diulas terutama jika diperhadapkan dengan 

peradaban modern yang positivistik.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka pokok 

masalah yang hendak diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana signifikansi 

epistemologi irfani dalam menjawab problematika peradaban modern 
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sebagaimana yang digagas oleh Seyyed Hossein Nasr. Oleh karena itu, pokok 

masalah dalam tesis ini diuraikan menjadi tiga submasalah, yaitu: 

1. Apa itu epistemologi irfani?  

2. Bagaimana bentuk epistemologi irfani Seyyed Hossein Nasr? 

3. Bagaimana signifikansi epistemologi irfani Seyyed Hossein Nasr dalam 

menjawab problematika peradaban modern? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam rangka memudahkan pembaca untuk memahami pemetaan isi dan 

ruang lingkup tesis ini, maka penulis menjabarkan beberapa kata kunci dalam 

judul dan istilah yang dipandang penting berikut ini, di antaranya:  

Signifikansi; keadaan signifikan, urgensi, pentingnya, sesuatu yang 

dianggap penting atau berarti karena dapat memberikan pengaruh atau dampak, 

dan tidak bisa lepas dari suatu persoalan. Signifikansi juga dapat didefinisikan 

sebagai sesuatu yang benar-benar berbeda atau nyata.14 Signifikan berasal dari 

bahasa Inggris “Significant” yang artinya sesuatu yang penting dalam suatu 

persoalan. 

Pemikiran; proses, cara, perbuatan memikir, problem yang memerlukan 

pemecahan atau solusi.15 Yang penulis maksudkan pemikiran dalam tesis ini 

 
14 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2008), h. 1445. 
15 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1072. 
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adalah produk, karya atau hasil pemikiran seseorang secara menyeluruh dan 

sistematis. 

Epistemologi (epistemology), (dari episteme; Yunani, pengetahuan). Teori 

tentang pengetahuan. Pertanyaan sentral epistemologi meliputi, asal usul 

pengetahuan, tempat pengalaman dalam membangkitkan pengetahuan, dan tempat 

rasio dalam hal yang sama, hubungan antara pengetahuan dan kepastian, dan 

antara pengetahuan dan kemustahilan kekeliruan, kemungkinan dari skeptisisme 

universal, dan bentuk-bentuk yang berubah dari pengetahuan, yang muncul dari 

konsep-konsep baru tentang dunia.16 Batas-batas pengetahuan. Cabang filsafat 

yang menyelidiki asal, struktur, metode dan validitas pengetahuan.17 

Irfani; dalam pembahasan ini, irfani dan tasawuf digunakan secara sinonim 

di dunia Islam hari ini. Jadi menurut penulis, irfani adalah tasawuf itu sendiri 

berdasarkan analisis terhadap pendekatan serupa yang digunakan oleh Seyyed 

Hossein Nasr. Meskipun pendekatan sebagian ahli irfani seperti Murtadha 

Muthahhari (1919-1979 M) dan Imam Khumaeni (1902-1989 M) cenderung 

berbeda dalam mendudukkan istilah irfani. Bagi Muthahhari, ahli irfani merujuk 

kepada ‘urafa, jika ia ditinjau secara akademis. Akan tetapi ketika ditinjau secara 

sosial dan kemasyarakatan maka ia dialamatkan kepada mutas}awwifah (sufi). 

Sementara itu bagi Khumaeni, irfani berhubungan dengan makrifat irfani, 

 
16 Simon Blackburn, The Oxford Dictionary of Philosophy, terj. Yudy Santoso dengan 

judul Kamus Filsafat; Buku Acuan Paling Terpercya di Dunia (Yogyakrta: Pustaka Pelajar, 2013), 

h. 286. 
17 Dagobert D. Runes, Dictionary of Philosophy, dalam Ahmad Tafsir, Filsafat Umum; 

Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 23.  
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sedangkan tasawuf berhubungan dengan aspek sair sulu>k (riya>d}a>h) seorang sufi.18 

Yang penulis maksudkan irfani dalam tesis ini adalah suatu pengetahuan yang 

diperoleh melalui pencapaian dan “penyinaran hakekat” oleh Tuhan kepada 

hamba yang menjalani (sa>lik) sehingga terbuka hakekat (kasyf) melalui jalur olah 

ruhani atau laku-jiwa yang didasarkan atas nama cinta (mah}abbah). 

Problematika; istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris 

“problematic” yang berarti masalah atau persoalan. Masalah adalah suatu 

persoalan yang mesti dipecahkan atau kesenjangan antara kenyataan dan 

harapan.19  

Peradaban Modern; kata peradaban dapat dipahami sebagai hasil dari 

pengamatan, pengalaman sehingga membentuk sebuah gagasan atau ide 

pemikiran, secara umum peradaban adalah entitas sosial yang sangat besar dan 

komprehensif yang melebihi individu itu sendiri20 bentuk peradaban meliputi 

material seperti bangunan Piramida, Kastil, Istana Al-Hamra, dll, sedangkan 

immaterial seperti Ajaran Budha, Ajaran Hindu, Filsafat Yunani dll. Sedangkan 

kata modern berasal dari bahasa latin yang berarti modo berarti cara dan ernus 

berarti menunjukan periode masa kini atau masa peralihan antara tradisional ke 

modern.21 Yang penulis maksudkan peradaban modern dalam tesis ini adalah 

 
18 Muhsin Labib, Mengurai Tasawuf, Irfan, dan Kebatinan (Jakarta: Lentera Basritama, 

2004), h. 31. 
19 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 896. 
20 Nurcholis madjid, Agama dan Dialog Antar Peradaban (Jakarta: Paramadina, 1996), 

h.xiv. 
21 Nanang Hartono, Sosiologi Modernisasi: Telaah Kritis Tentang Teori, Riset dan 

Realitas (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2011), h. 86. 
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peradaban yang dimulai pada abad ke-13 M, yang ditandai terjadinya sekularisasi 

pengetahuan dengan tersebarnya aristotelianisme dan averoisme di Barat. Secara 

lebih rinci, peradaban modern diawali dengan 2 peristiwa besar yaitu Renaissance 

(kelahiran kembali) di Italia pada abad ke-13-14 M dan Aufklarung (pencerahan) 

di Eropa pada abad ke-16-18 M. Di antara rentetan peristiwa yang terjadi dalam 

peradaban modern yaitu: Renaissance, dengan tokoh-tokohnya: Niccolo 

Machiavelli (1469-1527 M), Giordano Bruno (1548-1600 M), Francis Bacon 

(1561-1626 M). Rasionalisme, dengan tokohnya: Rene Descartes (1596-1650 M), 

Baruch de Spinoza (1632-1677 M), Gottfried Wilhem Leibniz (1646-1716 M), 

Blaise Pascal (1623-1662 M). Empirisme, dengan tokohnya: Thomas Hobbes 

(1588-1679 M), John Locke (1632-1704 M), George Berkeley (1685-1753 M), 

David Hume (1711-1776 M). Aufklarung (Enlightenment), dengan tokohnya: 

Francois-Marie Arouet, yang dikenal dengan nama pena Voltaire (1694-1778 M), 

Baron de La Brede et de Montesquieu (1689-1755 M), Jean Jacques Rousseau 

(1712-1778 M). Idealisme, dengan tokohnya: Immanuel Kant (1724-1804 M), 

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814 M), Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 

(1775-1854 M), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831 M), Arthur 

Schopenhauer (1788-1860 M). Positivisme, dengan tokohnya: Auguste Comte 

(1798-1857 M), John Stuart Mill (1806-1873 M), Herbert Spencer (1820-1903 

M). Materialisme, dengan tokohnya: Ludwig Andreas von Feuerbach (1804-1872 

M) dan Karl Marx (1818-1883 M). Eksistensialisme awal, dengan tokohnya: 

Soren Kierkegaard (1813-1855 M) dan Friedrich Nietzsche (1844-1900 M). 
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D. Kajian Pustaka 

Penulis menemukan sejumlah penelitian yang telah dilakukan terhadap 

pemikiran Sayyed Hossein Nasr, antara lain: 

Asfa Widianto, Traditional Science and Scientia Sacra; Origin and 

Dimensions of Seyyed Hossein Nasr’s Concept of Science. Fokus bahasan dalam 

penelitian ini adalah telaah atas gagasan inti pemikiran sains Nasr, menyoroti 

landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya, serta melakukan 

penelusuran tentang akar bangunan pemikiran sains Nasr hingga tradisi filsafat 

Islam yang hidup.  

Wahyuddin Halim, Sufisme dan Krisis Spiritual Manusia Modern; Studi 

atas Pemikiran Metafisika-Sufistik Seyyed Hossein Nasr. Pada awalnya tulisan ini 

merupakan hasil penelitian skripsi yang diajukan kepada UIN Alauddin Makassar 

tahun 1993. Diterbitkan dalam bentuk buku oleh penerbit Alauddin University 

Press pada tahun 2011 setelah melalui sejumlah pembenahan. Fokus bahasan 

dalam penelitian ini adalah menyoroti krisis spiritual manusia modern dan sufisme 

yang berasosiasi dengan tradisi filsafat perennial sebagai solusi atas krisis 

modernitas. Penelitian ini berupaya sedemikian rupa memaparkan fenomena krisis 

manusia modern dan menghidupkan pesan-pesan sufisme sebagai solusi ideal 

atasnya. Namun demikian, karya ini tidak secara spesifik membahas epistemologi 

irfani sebagai solusi dan menunjukkan kegagalan epistemologi modern.22 

 
22 Wahyuddin Halim, Sufisme dan Krisis Spiritual Manusia Modern; Studi atas 

Pemikiran Metafisika-Sufistik Seyyed Hosseiin Nasr (Makassar: Alauddin University Press, 2011). 
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Irfan Syafruddin, Pemikiran Keagamaan Kontemporer; Studi Tentang 

Pemikiran Keagamaan Seyyed Hossein Nasr.23 Penelitian ini mengkaji secara 

mendalam pemikiran keagamaan kontemporer dengan penekanan pada teologi, di 

samping tetap berpijak pada tradisi Islam dan alur perkembangan peradaban 

modern. Berikut penelitian disertasi oleh Irfan Syafruddin mengangkat judul 

Kritik Terhadap Modernisme; Studi Komparasi Pemikiran Jurgen Habermas dan 

Seyyed Hossein Nasr.24 Dalam penelitian ini, Syafruddin secara spesifik 

mengkritik pemikiran kedua tokohnya, yang selanjutnya melakukan komparasi 

berdasarkan corak pemikiran masing-masing. Sintesis dari komparasi yang ada 

adalah ditemukannya keterhubungan dan saling melengkapi antara keduanya. 

Irfan Syafruddin berhasil menggabungkan paradigma emansipatoris dari 

Habermas dengan paradigma transcendental dari Nasr. Fokus penelitian pertama 

lebih pada pemikiran keagamaan tokoh kontemporer dengan upaya 

menyelaraskan antara perkembangan peradaban modern dengan tradisi Islam. Hal 

yang sama pada penelitian kedua masih tentang pemikiran tokoh namun fokus 

menyoroti kritik terhadap modernisme. Keduanya menekankan problem dunia 

modern dengan mengangkat Islam sebagai solusi, namun terkesan sambil lalu 

dalam menyoroti dimensi sufisme secara epistemik. Berbeda dengan penelitian 

penulis yang akan spesifik membahas epsitemologi irfani sebagai solusi 

problematika dunia modern. 

 
23 UIN Sunan Kalijaga: Tesis, 1995. 
24 Irfan Syafruddin, Kritik Terhadap Modernisme; Studi Komparasi Pemikiran Jurgen 

Habermas dan Seyyed Hossein Nasr (UIN Sunan Kalijaga: Disertasi, 2003). 
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Ali Maksum, Islam Tradisional dalam Pemikiran Seyyed Hossein Nasr.25 

Fokus kajian tulisan ini menyangkut pemikiran Nasr tentang Islam tradisional dan 

bagaimana strategi yang ditempuh para pemikir Muslim menyikapi tradisi lama 

Islam tatkala diperhadapkan tradisi Barat modern. 

Elya Munfarida, Konsep Manusia Menurut Seyyed Hossein Nasr.26 

Tulisan ini berupaya mengkaji secara mendalam pemikiran Nasr menyangkut 

kritik-kritiknya atas dunia modern disertai solusi yang ditawarkannya. Demikian 

juga berupaya mengungkap pemikiran Nasr menyangkut diri manusia dilihat dari 

berbagai aspek yang melingkupinya. Baik pada segi penciptaannya, potensi-

potensinya, signifikansi spiritual, dimensi fisikal maupun spiritualnya. 

Muhmamad Hudus, Pemikiran Nasr Tentang Peran Agama dalam 

Kehidupan Modern.27 Tulisan ini membincang peran substantif agama terhadap 

kehidupan manusia yang cenderung timpang tanpa disertai sarana penyeimbang. 

Penelitian lain menyangkut pemikiran Seyyed Hossein Nasr, yang senada 

dengan beberapa penelitian terdahulu adalah penelitian Ujang Safrudin berjudul 

Neo-Sufisme dan Problem Modernitas; Telaah Pemikiran Seyyed Hossein Nasr.28 

Dalam penelitian ini berupaya menjabarkan gagasan Post-moderinisme Nasr 

sebagai solusi atas kegersangan manusia modern. Tulisan ini jika diperhadapkan 

dengan tesis Ali Maksum terdahulu, kiranya lebih detail tulisan Ali Maksum. 

Penelitian Ali Maksum secara panjang lebar mengungkap konsep tradisionalisme 

 
25 IAIN-SU: Tesis, 1994. 
26 UIN Sunan Kalijaga: Tesis, 2004. 
27 IAIN-SU: Skripsi, 1995. 
28 UIN Sunan Ampel Surabaya: Tesis, 2004. 
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Islam Nasr, dalam rangka menantang gebrakan modernisme dengan 

menghidupkan kembali tasawuf sebagai jalan spiritualitas menuju hakekat 

kehidupan yang sebenarnya. 

Sepanjang penelitian terhadap pemikiran Seyyed Hossein Nasr yang 

penulis telusuri, sebagian besar berkutat pada kritik dunia modern namun kritik 

dan solusi yang epistemik belum ditemukan, khususnya yang spesifik 

menggunakan pendekatan epistemologi irfani. Dalam penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan kontribusi dalam melengkapi keterbatasan yang ada pada 

penelitian sebelumnya. 

E. Kerangka Teoretis 

Seyyed Hossein Nasr mengkritik peradaban modern dan keyakinan Barat 

dalam sisi epistemologinya. Ia melakukan evaluasi kritis tentang kegagalan dan 

kesuksesan masa lalu di dunia Barat, dan mengambil tindakan terhadap situasi 

kontemporer, khususnya pada tingkat ide-ide. Dalam kaitan ini, Nasr menawarkan 

suatu filsafat pengetahuan yang didasarkan atas prinsip-prinsip irfani atau 

kesucian agama (tradisionalisme). Dalam pandangannya, objek pengetahuan 

adalah segala realitas, dimana realitas tertinggi adalah (Tuhan) yang 

pencapaiannya mesti melalui olah ruhani. Epistemologi irfani merupakan kearifan 

abadi, universal, dan menekankan pada perjumpaan atau kesatuan yang bersifat 

hierarkis. Hierarki realitas meliputi realitas tertinggi yaitu Tuhan, realitas nama 
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dan sifat-Nya, realitas malaikat, realitas jiwa atau alam halus, dan realitas fisik 

yaitu manusia.  

Epistemologi modern mencukupkan pengetahuan sebatas pengetahuan 

empiris dan logis, sedangkan epistemologi irfani, ruang lingkup pengetahuan 

merentang dari level empiris sampai meta-empiris. Atas perbedaan dalam ruang 

lingkup pengetahuan, epistemologi modern dan irfani berbeda juga pada seluruh 

spektrum capaiannya. Lebih dari itu, epistemologi irfani memiliki pandangan 

tentang kesatuan dari kemajemukan metodologi perolehan pengetahuan. Dalam 

pandangan tradisional, persoalan metodologi secara konseptual tidak dapat 

dipisahkan dengan tujuan akhir kognisi manusia yang ada kaitannya dengan 

persoalan tujuan ruhaniah manusia. Berbeda dengan epistemologi Barat modern 

yang cenderung memisahkan konsep-konsep metodologi secara dualistik.  

Dalam tradisi irfani, ada anggapan bahwa Tuhan menciptakan manusia 

menjadi sebaik-baiknya makhluk, maka berkonsekuensi wajib bagi manusia 

memelihara eksistensi hakiki dirinya sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kehambaan dan kemakhlukannya. Manusia dalam penciptaannya telah berbekal 

segala sarana dari Tuhannya untuk memelihara keseimbangan dan harmonisasi 

eksistensinya. Dalam firman Allah menegaskan bahwa manusia benar-benar 

diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya (ah}sani taqwi>m). Terdapat hal yang 

membedakan manusia dengan makhluk lainnya yaitu manusia dilengkapi akal 

budi yang dengannya manusia memiliki kesadaran diri, penalaran, dan 

permenungan.  
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Dalam konteks penelitian ini lebih diberikan penekanan pada kritik 

epistemologi dunia modern yang dampaknya sedemikian parah, salah satu di 

antaranya adalah kegagalan manusia mengenal jati dirinya. Pemikiran 

epistemologi irfani Nasr dalam hal ini menarik ditelaah karena cukup relevan 

menjawab problem modernitas. Nasr berupaya mengembalikan perspektif 

tradisionalisme yang memadukan antara kekuatan akal (rasio-nalar) dan akal hati 

(olah-ruhani). Keduanya dipadukan dalam kerangka epistemologi, ontologi dan 

aksiologi sehingga terasa dalam elaborasi keilmuannya, sarat dengan kategori 

“perjumpaan universal”, yaitu ketika akal dan hati berpadu tanpa sekat, saling 

melengkapi dan menguatkan dalam proses mencari kebenaran. Nasr menjelaskan, 

dalam menghidupkan kembali kembali epistemologi irfani di Barat maka 

memerlukan bantuan tradisi Timur yang merupakan khazanah pengetahuan abadi, 

yang tidak pernah terpisah dari kesucian.29 

Pada dasarnya, epistemologi irfani adalah metodologi yang ditempuh 

manusia dalam rangka penyempurnaan dirinya untuk meraih kedekatan pada 

Tuhannya. Irfani merupakan cahaya kemuliaan dan kebesaran eksistensi, kilauan 

sinar Ilahi, dan puncak insani, serta tujuan asasi kehidupan. Sebagaimana filsafat, 

irfani memiliki dua aspek, yaitu aspek teoretis (naz}a>ri>) dan aspek praktis (‘ama>li>). 

Aspek praktis irfani meliputi tata cara hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, 

dunia, dan Tuhan. Dalam aspek ini irfani memiliki berbagai persamaan dan 

perbedaan dengan akhlak (etika). Aspek praktis irfani ini disebut juga sair wa 

 
29 Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and the Sacred (Albany: State University of New 

York Press, 1989), Preface. Lihat juga Seyyed Hossein Nasr, Pengetahuan dan Kesucian, terj. 

Suharsono (at. al.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Pengantar. 
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sulu>k (perjalanan dan perlintasan) atau sulu>k saja yang meliputi berbagai tahap 

(maqa>m) dan keadaan kejiwaan (h}a>l). Sedangkan irfani teoretis berkaitan dengan 

pemahaman tentang wujud, yakni tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Di 

sini, sebagaimana dalam filsafat (ontologis) wujud dipahami qua wujud (sebagai 

wujud itu sendiri). Yakni wujud sebagaimana adanya dan bukan sekadar sebagai 

atribut bagi keberadaan segala sesuatu, Tuhan, manusia, dan alam semesta. Hanya 

bedanya, filsafat mendasarkan argumentasinya pada prinsip-prinsip rasional, 

sedangkan irfani mengandalkan pada pencerahan intuitif (isyra>q, kasyf) atau 

pengalaman (perasaan) spiritual (z|auq).  

Dalam hal ini, epistemologi irfani yang diajukan Nasr akan ditelaah 

menggunakan konsep pengetahuan hus}u>li>, dengan mencari sebuah pengetahuan 

hakikat lewat pencarian untuk menuju pada pengetahuan spritualitas. Penulis 

menggunakan konsep irfani teoretis yang mengkaji dalam bentuk penalaran 

filsafat mengenai pemikiran epistemologi irfani Nasr untuk menjawab 

problematika peradaban modern. Dalam mengkaji epistemologi irfani Nasr, 

penulis menggunakan teori filsafat perennial yang digagas oleh Frithjof Schoun. 

Hal ini karena, Schoun dengan filsafat perennialnya dan Nasr dengan 

epistemologi irfaninya, sama-sama merujuk pada kearifan tradisional dan fokus 

dalam mengkritik problematika peradaban modern yang mencoba menghilangkan 

spiritualitas dalam mencari sebuah kebenaran. Salah satu teori dari Schoun, yaitu 

pandangannya tentang metafisika universal yang ia istilahkan sebagai religio 

perennis, yang telah dikemukakan untuk manusia melalui berbagai tradisi 

samawi. Dengan menggabungkan wawasan metafisikanya yang tidak ada 
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bandingnya dengan pengetahuannya yang luas mengenai berbagai agama dalam 

aspek doktrinal, etika dan artistik mereka, Schuon telah menyelidik ke dalam 

intisari tradisi-tradisi yang berlainan serta mengkritik peradaban modern dengan 

berbagai penyimpangannya dengan tuntunan kebenaran-kebenaran abadi 

tradisional.30        

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian yang menyangkut pengertian, konsep, nilai, serta ciri-

ciri yang melekat pada objek penelitian lainnya. Penelitian ini menekankan pada 

justifikasi epistemologis terhadap subjek penelitian, yaitu berupaya mengkaji, 

memahami, menganalisis data, yang terdapat dalam berbagai literatur tertulis yang 

memuat pemikiran seorang tokoh. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian yang bercorak filosofis terhadap pemikiran seorang tokoh, 

maka pendekatan yang ideal digunakan adalah pendekatan filsafat (philosophical 

approach). Hal ini karena, bentuk karakter yang menonjol pada pendekatan 

filsafat adalah penelitian dan pengkajian atas struktur ide-ide dasar serta 

pemikiran-pemikiran yang fundamental (fundamental ideas) yang dirumuskan 

 
30 Frithjof Schuon, Islam and the Perennial Philosphy, terj. Rahmani Astuti, Islam dan 

Filsafat Perennial (Bandung: Mizan, 1994), h. 8. 
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oleh seorang pemikir. Maka menjadi konsekuensi logis, keterlibatan faktor-faktor 

lain seperti faktor historis, politis atau teologis turut berperan penting dalam 

perumusan ide-ide fundamental tersebut. Dengan kata lain, perumusan struktur 

"fundamental ideas” dan "conceptual analysis" adalah ciri utama pendekatan 

filosofis yang di samping faktor-faktor sekunder seperti kondisi historis, politis, 

dan geografis. Sehingga pendekatan filosofis (philosophical approach) dalam 

penelitian ini juga diperkaya dengan pendekatan sosiologis (sosiological 

approach) dan pendekatan historis (historical approach). 

 Pertama: Pendekatan sosiologis (sociological approach). Hal ini karena 

tokoh yang menjadi objek penelitian masih hidup, dan kemestian selalu 

menghubungkan pemikirannya dengan konteks sosiologis. Pertimbangan konteks 

sosiologi dapat berupa pengamatan atas kondisi sosial yang mempengaruhi 

pemikiran tokoh dalam perjalanan pendidikannya, baik ketika ia berada di 

negerinya Persia (saat ini Iran) dengan intensitas naungan tradisi ketimuran dan 

alam pikir Persia, maupun setelah ia berada di dunia Barat dimana konteks 

kehidupan sangat berbeda dengan konteks sebelumnya, yakni bergelut dalam 

kancah kemegahan kehidupan modernisasi, sekularisasi dan globalisasi. 

Kedua: Pendekatan historis (historical approach). Pendekatan ini 

dilakukan dalam rangka mengamati secara spesifik latar belakang pemikiran 

tokoh, kecenderungan dan karakter mental yang dimiliki tokoh, bagaimana 

prosedur pendidikan yang dilalui, tokoh-tokoh terdahulu yang membentuk 

pemikirannya, serta menelusuri aspek kemanusiaan dalam sejarah perkembangan 

tradisi-tradisi misalnya agama. Muhammad Nazir dalam satu kesempatan 
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mengapresiasi pendekatan ini bahwa pendekatan historis menjadi penting 

dilakukan dalam sebuah penelitian dalam rangka mengkaji hubungan seorang 

tokoh dalam kaitannya dengan masyarakat di masa ia hidup, menyangkut sifat-

sifatnya, pengaruh idenya bahkan pembentukan watak tokoh tersebut selama 

hayatnya, untuk mendapatkan pemahaman yang proporsional. 

3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

Sumber data penelitian dalam tesis ini dikelompokkan menjadi dua 

kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya dari tokoh 

yang diteliti, yaitu  Seyyed Hossein Nasr. Dalam rangka penguasaan atas konsep 

pemikiran Nasr, maka penulis melakukan strategi penelusuran semua jenis karya 

Nasr, baik berupa buku-buku, artikel jurnal, makalah, audio-video ceramah dan 

lain-lain. Selanjutnya penulis melakukan verifikasi dan klasifikasi atas karya-

karya mana yang secara spesifik membahas epistemologi irfani secara sistematis. 

Berikut ini penulis menuliskan karya-karya Nasr yang memiliki relevansi 

langsung dengan penelitian ini dan karena itu dikategorikan sebagai sumber data 

primer, di antaranya:  

Pertama, Knowledge and The Sacred, The Sacred Science, Man and 

Nature; The Spiritual Crisis of Modern Man. Secara umum, buku-buku ini 

menitikberatkan pembahasan-pembahasan mereka seputar era modern yang 

diperhadapkan pada paradoks keyakinan baru yakni superioritas dan dominasi 
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rasionalitas (subjektivitas), lalu menggeser keyakinan purba manusia yang sarat 

metafisika. Dengan kata lain, dimensi ruhani sengaja direduksi, mengutamakan 

kenikmatan fisik dan akhirnya melahirkan kesengsaraan psikis, serta terpesona 

akan kecanggihan teknologi yang memanjakan (kemudahahan akses informasi), 

namun miskin makna. Berdasarkan fakta demikian, manusia modern seolah 

ditarik pada pertanyaan-pertanyaan purba seperti: Siapa manusia itu 

sesungguhnya? Dari mana asal usul dan tujuan manusia? Apa esensi keberadaan 

manusia? Dalam hal ini, menjadi gerbang menuju semesta irfani dengan 

kedalaman makna yang tak terukur. 

Kedua, Sufi Essays, The Garden of Truth, Islam’s Mystical Tradition. 

Buku-buku ini secara umum, masih fokus pada pengkajian tentang metafisika 

(tradisi kebatinan). Dalam sudut pandang irfani, Nasr mencoba mengulas tentang 

Islam secara esensial dan menunjukkan keotentikannya sebagai presentasi global 

yang abadi dan fundamental, dari sebuah nilai yang menawarkan harapan untuk 

peradaban manusia. 

Ketiga, Religion and the Order of Nature, A Young Muslim’s Guide to the 

Modern World. Melalui buku ini, Nasr hendak menyampaikan posisi agama 

sebagai solusi  bagi manusia secara universal. Merupakan kemestian bagi manusia 

untuk memahami nilai-nilai agama dengan matang, yang menjadi pegangan dalam 

mengarungi badai kehidupan pada era modern ini. Di samping pemahaman 

agama, Nasr menghendaki manusia memahami akar budaya masing-masing, 

mendudukkan agama dan tradisi dalam ruang integratif, sehingga terbentuk 
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mentalitas matang yang mampu berperan secara proporsional dalam dunia modern 

tanpa melemahkan keimanannya. 

Keempat, Ideals and Realities of Islam. Secara garis besar buku ini hendak 

mengulas bagaimana realitas Islam, baik pada secara konseptual maupun ketika 

diperhadapkan pada fakta dunia modern yang cenderung menyimpan dinamikanya 

sendiri. Dalam buku ini pula, diurai fakta-fakta ragam penafsiran terhadap Islam 

itu sendiri oleh para penganutnya. Mulai dari tata aturan hidup bermasyarakat, 

hingga upaya mencari kedamaian batin melalui berbagai metodologi di kalangan 

sufi. Seiring semain intnesifnya pergumulan antara Islam dengan modernitas, 

maka memungkinkan terbuka ruang bagi Islam menumbuh-kembangkan citanya 

di masa mendatang. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sejumlah karya atau 

literatur yang ditulis para tokoh yang mengambil objek kajian Seyyed Hossein 

Nasr, yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Di 

antaranya adalah: The Philosophy of Seyyed Hossein Nasr, karya Lewis Edwin 

Hahn, Randaall E. Auxier, dan Lucian W. Stone Jr. Manusia Teomorfis; Dalam 

Antropologi Metafisis Seyyed Hossein Nasr, karya M. Subhi Ibrahim. Sufisme dan 

Krisis Spiritual Manusia Modern; Studi atas Pemikiran Metafisika-Sufistik Seyyed 

Hossein Nasr, karya Wahyuddin Halim. Tasawuf sebagai Pembebasan Manusia 

Modern; Telaah Signifikansi Konsep “Tradisionalisme Islam” Seyyed Hossein 
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Nasr, karya Ali Maksum, dan literatur-literatur lainnya yang relevan dengan 

pembahasan penelitian ini. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam rangka pencarian data dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

metodologi penelitian kepustakaan (library research). Penulis menelusuri 

sejumlah karya tokoh yang dikategorikan berkesinambungan dengan tema 

penelitian, sebagaimana penjelasan terdahulu tentang adanya pemetaan data 

primer dan data sekunder. Berikut atas data yang ada, dilakukan analisis 

terstruktur dengan menggunakan metodologi analisis isi (content analysis). 

Beberapa aspek dapat ditemukan dalam proses analisis tersebut seperti fase 

perjalanan kehidupan dan pemikiran tokoh, perubahan-perubahan pemikiran yang 

terjadi akibat sebab-sebab tertentu, pengungkapan maknawi atas konteks 

pemikiran tokoh, dan berbagai aspek lainnya yang akan muncul seiring tuntutan 

sebuah penelitian yang matang.  Selanjutnya atas hasil analisis yang ada dilakukan 

pengelompokan data dengan tahapan identifikasi, klasifikasi, kategorisasi yang 

disusun secara logis dan sistematis. Kemudian pada tahapan akhir dilakukan 

penyimpulan secara filosofis atas ide Nasr menyangkut epistemologi irfani yang 

diperhadapkan pada epistemologi modern. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Pada konteks penelitian tokoh yang masih hidup di mana pemikirannya 

masih terus mengalami pergeseran perkembangan, maka penulis membatasi 
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tujuan penelitian ini hanya pada memberikan jawaban terhadap poin-poin 

pertanyaan sebagaimana tertera pada rumusan masalah. Berdasarkan data-data 

yang ada, dilakukan perumusan jawaban sistematis dan utuh atas sejumlah 

pertanyaan yang ada. Di antara tujuan dari penelitian ini adalah:  

a. Untuk memperoleh gambaran utuh tentang apa itu epistemologi irfani.  

b. Untuk memperoleh gambaran utuh tentang bentuk epistemologi irfani yang 

digagas oleh Seyyed Hossein Nasr.  

c. Untuk memperoleh gambaran utuh tentang signifikansi epistemologi irfani 

Seyyed Hossein Nasr dalam menjawab problematika peradaban modern 

Menyangkut kegunaan penelitian ini, diharapkan menjadi sumbangan 

pemikiran terhadap perkembangan khazanah keilmuan dunia Islam, terkhusus 

dalam aspek perbincangan epistemologi irfani. Juga diharapkan dari penelitian ini 

adalah untuk memperluas khazanah intelektual Islam khususnya bidang agama 

dan filsafat baik secara akademik maupun secara praktis.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM EPISTEMOLOGI IRFANI DAN PERADABAN 

MODERN 

 

A. Tinjauan Umum tentang Epistemologi Irfani 

1. Pengertian Epistemologi Irfani 

Pada dasarnya epistemologi irfani merupakan sesuatu hal yang lumrah 

dalam semua tradisi agama. Bahkan seluruh bentuk keyakinan yang pernah ada 

memiliki dimensi irfani. Seturut perkembangan sejarah, irfani kemudian 

mengalami transformasi terma dan derivasi makna. Sebagaimana ditegaskan oleh 

Seyyed Hossein Nasr, di era Yunani-Alexandrian telah hidup mistisisme dalam 

rupa ajaran mistik Pythagorean dan Hermetisis (berhubungan dengan ajaran 

Hermes).1 

Demikian juga tradisi Peripatetisme yang dikembangkan oleh para filsuf 

Muslim, tradisi Iluminasi yang bertalian erat dengan filsafat perennial, filsafat 

wujud Mulla Shadra, sampai filsafat Timur Modern, masing-masing bertalian erat 

dengan dimensi mistik. Dalam konteks Islam, mistisisme dimaknai sebagai 

dimensi esoteris atau disebut tasawuf yang artinya jalan pengetahuan (al-ma’rifah, 

‘irfa>ni>).2 Haidar Bagir mengemukakan bahwa proses mengetahui pada manusia 

lebih bersifat ontologis-eksistensial ketimbang epistemologis. Yakni sesuatu yang 

 
1 Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman, History of Islamic Philosophy, dengan terj. 

Tim Penerjemah Mizan (London dan New York: Routledge, 1996), h. 461. 
2 Nasr, History of Islamic Philosophy, h. 459. 
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ditandai dengan perjumpaan eksistensial antara dua unsur yang terlibat dalam 

proses mengetahui, ketimbang keterpisahan subjek-objek.3 

Kata irfani dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata ‘arafa yang 

melahirkan kata ma’rifah yang berarti pengetahuan, tetapi berbeda dengan ilmu 

(‘ilm). Dalam kamus Lisa>n al-‘Arab, irfani diartikan sebagai al-‘ilm. Sedangkan 

dalam terminologi sufi, kata irfani digunakan untuk menunjukkan jenis 

pengetahuan tertinggi yang dihadirkan dalam qalbu melalui kasyaf 

(penyingkapan) atau ilham. Irfani berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh 

secara langsung dari Tuhan (kasyf) atau melalui olah ruhani (riya>d}a>h) yang 

dilakukan atas dasar h}ubb (cinta) atau ira>dah (kemauan yang kuat). Berbeda 

dengan ilmu yang menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh melalui 

transformasi (naql) atau rasionalitas (‘aql). 

Secara kebahasaan, kata irfani berakar dari bahasa Yunani yaitu 

gnosis yang berarti ma'rifah, al-‘ilm dan al-h}ikmah. Di Eropa, pengetahuan irfani 

dipandang sebagai suatu gerakan agama (gnosticism) yang heretik dan 

menyimpang. Namun bagi sebagian ahli sejarah agama-agama di Eropa, 

gnosticism tidak hanya merupakan gerakan yang berhubungan dengan agama 

Kristen saja, melainkan sebagai fenomena umum yang dikenal dalam tiga agama 

Abrahamik (Islam, Kristen dan Yahudi). Oleh karena itu, gnosis harus dibedakan 

dengan gnosticism. Sebab gnosis lebih tepat dipandang sebagai pengetahuan 

orang tertentu, sedangkan gnosticism merupakan aliran yang mengklaim dirinya 

sebagai gerakan keagamaan yang dibangun atas dasar pengetahuan lebih tinggi 

 
3 Haidar Bagir, Epistemologi Tasawuf; Sebuah Pengantar (Bandung: Mizan, 2017), h. 37. 
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dari pengetahuan ‘aqliyah (rasional), dan mengklaim dirinya berlandaskan pada 

pengetahuan esoteris yang tidak hanya berkaitan dengan perihal ritual agama, 

melainkan segala sesuatu yang bersifat rahasia dan samar, seperti sihir, astronomi, 

kimia dan sebagainya.4 

Dari berbagai definisi irfani, dapat diketahui bahwa irfani adalah ilmu 

tertinggi dan non-rasional. Maka bisa disimpulkan bahwa definisi apapun tidak 

akan representatif mengurai irfani dengan seluruh aspeknya. Definisi-definisi 

yang ada hanya sebagai petunjuk karena irfani memang tidak dapat dipahami dan 

dijelaskan secara tuntas. Hanya kearifan hati yang mampu memahami sebagian 

dari banyak seginya, diperlukan suatu pengalaman ruhani yang tidak bergantung 

pada metode-metode indera ataupun pemikiran rasional. Begitu seorang pencari 

memulai perjalanan menuju kenyataan akhir, ia akan dibimbing oleh cahaya batin, 

yang akan semakin terang seturut dengan pembebasan diri dari keterikatan dunia.5 

2. Kelahiran dan Pertumbuhan Epistemologi Irfani 

Epistemologi irfani merupakan tradisi yang berkembang sejak masa 

kenabian sebagaimana ditegaskan para sejarawan. Hermes diyakini sebagai Toth 

dalam agama Mesir kuno, Ukhnuh dalam agama Yahudi, Hous dalam tradisi 

Persia, Nabi Idris dalam tradisi Islam,6 putera Zeus dan Maia dalam mitologi 

Yunani, dan Mercury dalam keyakinan Romawi kuno. Meski dikenal dalam 

 
4 Al-Ja>biri>, Bunyah al-Aql al-Arabi (Beirut, al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1993), h. 253. 
5 Ahmad Tafsir, Kuliah-kuliah Tasawuf (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), h. 16. 
6 Seyyed Hossein Nasr, Islamic Life and Thought (New York: George Allen and Unwin, 

1981), h. 110. 
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berbagai identitas keyakinan tersebut, semua menafsirkan Hermes sebagai bapak 

pemikiran dan ilmu pengetahuan.7 

Ada berbagai perspektif mengenai asal muasal tradisi irfani. Pertama, 

pendapat yang mengatakan bahwa irfani berasal dari Persia dan agama Majusi, 

seperti yang disampaikan Dozy dan Thoulk. Alasannya, sejumlah besar orang-

orang Majusi di Iran utara tetap memeluk agama mereka setelah penaklukan Islam 

dan banyak sufi yang berasal dari daerah Khurasan. Di sisi lain, sebagian pendiri 

sufisme berasal dari kelompok Majusi, seperti Ma’ru>f al-Kharki> (750-815 M) dan 

Baya>zi>d Bust}a>mi> (804-874 M). Kedua, ada yang berpendapat bahwa irfani berasal 

dari Kristen, seperti dikatakan Von Kramer, Ignaz Goldziher, Nicholson, Asin 

Palacios dan O’lery. Beberapa alasan dikemukakan bahwa terdapat interaksi 

antara orang-orang Arab dan kaum Nasrani pada masa jahiliyah maupun zaman 

Islam. Berikut ditemukan segi-segi kesamaan antara kehidupan sufistik dalam sisi 

ajaran, tata cara melatih jiwa (riya>d}a>h) dan mengasingkan diri (khalwat), dengan 

kehidupan Yesus dan ajarannya, juga dengan para rahib dalam sisi pakaian dan 

cara bersembahyang. Ketiga, irfani berasal dari India, seperti pendapat Horten dan 

Hartman. Alasan yang mendukung antara lain, kemunculan dan penyebaran irfani 

pertama kali adalah di Khurasan, kebanyakan dari sufi angkatan pertama bukan 

dari kalangan Arab, seperti Ibra>hi>m ibn Ad}am (718-777 M), Syaqi>q al-Balkh (w. 

810 M) dan Yah}ya> ibn Mua>z} (830-871 M). Pada masa sebelum Islam, Turkistan 

adalah pusat agama dan kebudayaan, dimana mereka memberi warna mistisisme 

 
7 Haidar Bagir, Epistemologi Tasawuf, h. 38. 
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lama sebelum datangnya Islam. Alasan terakhir bahwa konsep dan metode irfani 

seperti keluasan hati dan pemakaian tasbih adalah praktek-praktek dari India.8 

Beberapa pendapat mengenai kelahiran tradisi irfani di atas menunjukkan 

tidak adanya persinggungan langsung antara tradisi irfani dengan Islam. Tetapi 

secara substantif, kalangan filsuf maupun sufi cenderung berkesimpulan bahwa 

tradisi irfani adalah ruh dari Islam itu sendiri. Dalam analisis lebih jauh ditemukan 

bahwa: Pertama, tradisi irfani yang berasal dari Persia dan Majusi, jelas tidak 

mempunyai dasar pijakan yang kokoh, karena perkembangan irfani tidak sekedar 

upaya Ma’ru>f al-Kharki> dan Baya>zid Bust}a>mi>. Banyak sufi Arab yang hidup di 

Mesir, Syiria dan Baghdad, seperti Dzu al-Nu>n al-Mis}ri>, ‘Abd al-Qa>dir Jaila>ni>, 

Ibn ‘Arabi >, ‘Umar ibn Fa>rid}, dan Ibn At}a>illa>h al-Iskandari>. Mereka bahkan tokoh 

yang memberi pengaruh besar bagi perkembangan irfani di kemudian hari. 

Kemunculan Ma’ru >f al-Kharki> dan Baya>zid Bust}a>mi> adalah setelah masa 

Rasulullah, para sahabat dan angkatan pertama sufisme yang dinilai memiliki 

derajat kearifan lebih tinggi.9 

Kedua, meski diakui adanya kemiripan antara tradisi irfani dalam Islam 

dengan mistisisme Kristen, tetapi hal ini tidak cukup dijadikan alasan bahwa 

tradisi irfani berasal dari Kristen. Begitu juga tidak diingkari adanya pengaruh 

ajaran Kristen pada sebagian sufi, seperti al-H}alla>j (858-922 M) yang 

menggunakan terminologi Kristen, seperti malakut, lahut, dan nasut. Namun 

perlu diketahui bahwa fakta demikian baru muncul pada masa akhir, setelah masa 

 
8 Muhammad ‘Abid al-Ja>biri>, Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi h. 195. 
9 A. Khudori Soleh, Wacana Baru Filsafat Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 

197. 
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kedua dan ketiga sufisme cukup mapan dan berpotensi menyangga munculnya 

angkatan tradisi irfani berikutnya. Dengan mempelajari langsung Al-Qur’an, 

Sunnah, kehidupan Rasul dan para sahabat, dapat menyakinkan kita bahwa irfani 

dan latihan ruhani bersumber dari Islam. 

Ketiga, pendapat tradisi irfani bersumber dari India tidak bisa diterima 

nalar. Tidak ditemukan bukti konkrit yang menunjukkan bahwa kaum sufi 

mengetahui doktrin dan latihan ruhani kaum Hindu kecuali pada ‘Abd al-H}aqq 

ibnu Sab‘i>n (w. 1270 M), yang menulis al-Risa>lah al-Nu>riyah. Di sana ada bentuk 

pujian yang dikutip dari kalangan Hindu. Namun ini tidak ada artinya, karena 

irfani telah terpancang kuat lebih dari enam abad sebelumnya. Kaum orientalis 

sendiri, seperti Nicholson, O’leary dan EG. Browne menolak pendapat tersebut.10 

Tidak dapat diingkari adanya pengaruh Yunani terhadap tradisi irfani. 

Pemikiran illuminasi dan konsep “wujud tunggal” dari Plotinus berpengaruh pada 

beberapa tokoh sufi, seperti Suhrawardi (1154-1191 M), Ibnu ‘Arabi > (1165-1240 

M), Ibnu Fari>d} (1181-1235 M), ‘Abd Ka>rim al-Ji>li> (1365-1424 M) dan selainnya. 

Namun, menurut Taftaza>ni, hal itu bukan berarti semua tradisi irfani bersumber 

semata dari Yunani. Sebab sikap angkatan pertama kaum sufi terhadap filsafat 

Yunani berbeda dengan kaum teolog dan filsuf abad-abad berikutnya. Para sufi 

tidak membuka diri terhadap filsafat Yunani kecuali periode akhir, yakni ketika 

mereka dengan sengaja berusaha mengkompromikan intuisinya dengan wawasan 

intelektualnya, setelah masuk abad ke-6 H. Dengan demikian, irfani 

sesungguhnya berasal dari Islam, tetapi dalam perkembangannya kemudian 

 
10 A. Khudori Soleh, Wacana Baru Filsafat Islam h. 197. 
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dipengaruhi oleh faktor luar, seperti Yunani, Kristen, Hindu dan selainnya. 

Beberapa tokoh orientalis seperti Nicholson, Louis Massignon, Spencer 

Trimingham, juga menyatakan hal serupa tentang kelahiran irfani dalam Islam.11 

Pada fase pertumbuhan irfani diperkirakan terjadi abad ke-3-4 H. Di awal 

abad ke-3 H, para sufi mulai menaruh perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan jiwa dan tingkah laku, sehingga tradisi irfani menjadi ilmu moral 

keagamaan (akhlak). Pembahasan masalah ini, lebih lanjut mendorong mereka 

untuk membahas pengetahuan intuitif (berikut sarana dan metodenya) tentang 

Dzat Tuhan dan hubungan-Nya dengan manusia, yang kemudian disusul 

perbincangan tentang konsep fana >’ (ecstasy), khususnya oleh Abu > Ya>zid Bust}a>mi> 

(w.  877 M) dan h}ulu>l (imanensi Tuhan dalam manusia) oleh al-H}alla>j (858-913 

M). Dari perbincangan-perbincangan seperti ini kemudian tumbuh pengetahuan 

irfani, seperti Al-Luma’ fî al-Tas}awuf yang ditulis Abu Nas}r Sarra>j al-Tu>si> (w. 988 

M) dan Qut}b al-Qulu>b karya Abu> T}a>lib al-Makki > (w. 996 M).12 Di sisi lain dalam 

waktu yang sama sejumlah tokoh irfani, seperti Sirri al-Saqat}i> (w. 867 M), Abu > 

Sa‘i>d al-Kharra>z (w. 895 M), dan Junaid al-Bagda>di> (w. 910 M), juga mempunyai 

banyak murid. Dalam pandangan Abu> al-Wafa>’ al-Ganimi Taftaza>ni, inilah cikal 

bakal bagi terbentuknya tarikat-tarikat sufi dalam Islam, dimana murid menempuh 

pelajaran dasarnya secara formal dalam suatu majelis, dan mempelajari tradisi 

irfani teori maupun prakteknya.13 

 
11 A. Khudori Soleh, Wacana Baru Filsafat Islam h. 197. 
12 Abu al-Wafa’ al-Ghanimi Taftazani, Sufi Dari Zaman ke Zaman, terj. Rafi Usmani 

(Bandung: Pustaka, 1985), h. 17. Muthahhari, Menapak Jalan Spiritual, terj. Nasrullah (Bandung: 

Pustaka Hidayah, 1995), h. 45-46. 
13 Taftazani, Sufi Dari Zaman ke Zaman, terj. Rafi Usmani (Bandung: Pustaka, 1985), h. 

18. 
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Dengan demikian, pada fase ini tradisi irfani telah mengkaji soal moral, 

tingkah laku  dan peningkatannya, pengenalan akan Tuhan secara intuitif, 

kefanaan dalam  Realitas Mutlak, dan pencapaian kebahagiaan, di samping  

penggunaan simbol-simbol dalam pengungkapan hakekat realitas-realitas yang 

dicapai irfani, seperti yang  dilakukan Dzu al-Nu>n al-Misri> (796-861 M).14 Meski 

demikian, kecenderungan umum fase ini masih pada psiko-moral, belum pada 

tingkat metafisis, karena ide-ide metafisis yang ada belum terungkap secara jelas.  

Karena itu, Nicholson menyatakan, dari segi teoritis dan praktis, kaum arif pada 

fase ini telah merancang suatu sistem yang sempurna tentang irfani. Akan tetapi, 

mereka bukan filsuf dan mereka sedikit menaruh perhatian terhadap problem-

problem metafisika.15 

Di abad ke-5 H, tradisi irfani mencapai masa gemilang. Banyak pribadi 

besar yang lahir dan menulis tentang irfani, antara lain: Sa‘i>d Abu > al-Khai>r (w. 

1048 M) yang menulis Ruba>‘iya>t, Ibn ‘Us|ma>n al-H}ujwi>ri> (w. 1077 M) menulis 

Kasyf al-Mah}ju>b, dan ‘Abdulla>h al-Anz}ari> (w.1088 M) menulis Mana>zil al-

Sa>‘iri>n, salah satu buku terpenting dalam irfani. Puncaknya al-Gaza>li> (w. 1111 M) 

menulis Ihya>’ ‘Ulu>m al-Di>n yang menyelaraskan tasawuf dan fiqh (‘irfa>ni> dan 

baya>ni>).16 Menurut Nicholson dan T.J. de Boer, di tangan al-Gaza>li>, irfani menjadi 

jalan yang jelas karakternya untuk mencapai pengenalan serta kefanaan dalam 

 
14 Dalam pandangan Abdullah al-Anshari, Dzun al-Nun al-Misri adalah orang pertama 

yang membicarakan irfani dalam term-term simbolis dan alegoris, kemudian dikembangkan oleh 

Junaid al Baghdadi dan disampaikan di atas mimbar, secara umum, oleh al-Syibli (w. 846 M). 

Muthahhari, Menapak Jalan Spiritual, terj. Nasrullah (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 44-

45. 
15 Nicholson, Fî al-Tashawuf al-Islami wa al-Tarikhuh, terj. dari bahasa Inggris ke Arab 

oleh Afifi (Kairo: Lajnah al-Taklif wa al-Tarjamah, 1974), h. 21. 
16 Muthahhari, Menapak Jalan Spiritual, terj. Nasrullah (Bandung: Pustaka Hidayah, 

1995), h. 46-48. 
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tauhid dan kebahagiaan.17 Sementara di abad ke-6 dan 7 H, berkat pengaruh 

pribadi al-Gaza>li> yang besar, irfani menjadi semakin dikenal dan berkembang 

dalam masyarakat Islam. Ini memberi peluang bagi tokoh sufi untuk 

mengembangkan tarikat-tarikat dalam rangka mendidik murid mereka, seperti 

yang dilakukan A. Rifa>i> (w. 1174 M), ‘Abd al-Qa>dir al-Jaila>ni> (w. 1253 M), Abu 

al-Syadz|i>li> (w. 1258 M), Abu > ‘Abba>s al-Mursi > (w. 1287 M), dan Ibnu At}a‘illa>h al-

Iskandari> (w. 1309 M). Namun, bersamaan dengan itu, di sisi lain, muncul pula 

tokoh-tokoh yang berusaha memadukan irfani dengan filsafat, khususnya neo-

platonisme, sehingga melahirkan filsafat illuminatif atau irfani teoretis, seperti 

yang dilakukan oleh Suh}rawardi> (w. 1191 M) melalui karyanya yang terkenal, 

H}ikmah al-Isyra>q, Ibnu ‘Arabi > (w. 1240 M), ‘Umar ibnu Fari>d} (w. 1234 M), dan 

Ibnu Sab‘in al-Mursi > (w. 1270 M). Mereka memiliki banyak teori mendalam 

tentang jiwa, moral, pengetahuan, dan wujud yang sangat bernilai bagi kajian 

irfani dan filsafat berikutnya.18 Bahkan, jika tokoh sebelumnya hanya menulis 

tentang bagaimana persiapan menerima pengetahuan, dalam pandangan Mehdi 

Hairi Yazdi, Suh}rawardi> dan Ibnu ‘Arabi > di atas justru yang mempelopori 

penulisan pengetahuan irfani. 

Dengan demikian, pada fase ini secara epistemologis, irfani telah terbagi 

dalam dua aliran, yaitu irfani Sunni - menurut istilah Taftaza>ni - yang cenderung 

pada perilaku praktis (etika) dalam bentuk tarikat-tarikat, dan irfani teoritis yang 

 
17 Nicholson, Fî al-Tashawuf al-Islami wa al-Tarikhuh, terj. dari bahasa Inggris ke Arab 

oleh Afifi (Kairo: Lajnah al-Taklif wa al-Tarjamah, 1974), h. 84. 
18 Taftazani, Sufi Dari Zaman ke Zaman, terj. Rafi Usmani (Bandung: Pustaka, 1985), h. 

18-19. 
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didominasi pemikiran filsafat. Di samping itu, dalam pandangan al-Ja>biri>, 

ditambah aliran kebatinan yang didominasi aspek mistik.19 

Pada akhir abad ke-8 H, irfani Sunni tidak mengalami perkembangan 

berarti, bahkan justru mengalami stagnasi. Para tokohnya lebih cenderung pada 

pemberian komentar dan ikhtisar atas karya-karya terdahulu, dan lebih 

menekankan bentuk ritus dan formalisme, yang terkadang mendorong mereka 

menyimpang dari susbtansi ajarannya sendiri. Para pengikut memang semakin 

bertambah, tetapi disana tidak muncul pribadi unggul yang mencapai kedudukan 

ruhaniah terhormat seperti para pendahulunya.20 Meski demikian, irfani teoritis 

yang umumnya ada di kalangan Syiah dan bersatu dengan pemikiran filsafat tetap 

berkembang pesat. Di tanah air sendiri, pemikiran wah}dat al-wuju>d Ibnu ‘Arabi> 

yang termasuk irfani teoritis dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti, Hamzah 

Fansuri (w. 1590 M) dan Syamsuddin Sumatrani (w. 1639 M) yang dikenal 

dengan ajaran “martabat tujuh”.21 

3. Sumber Epistemologi Irfani 

Epistemologi irfani lebih menekankan pada intuisi (intuition). Dengan kata 

lain, jika sumber pokok pengetahuan dalam tradisi baya>ni> adalah “teks” (wahyu), 

maka sumber pokok pengetahuan dalam tradisi ‘irfa>ni> adalah “direct experience” 

(pengalaman langsung). Pengalaman langsung yang dimaksudkan disini adalah 

 
19 Muhammad ‘Abid al-Ja>biri>, Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi h. 269. 
20 Taftazani, Sufi Dari Zaman ke Zaman, terj. Rafi Usmani (Bandung: Pustaka, 1985), h. 

20. 
21 Tentang proses transmisi pemikiran dari Ibn Arabi kepada Hamzah Fansuri, lihat 

Mastuki, “Neo-Sufisme di Nusantara Kesinambungan dan Perubahan” dalam Jurnal Ulum al- 

Qur’an, ed. 6/ VII/ 1997. 
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pengalaman batin yang amat mendalam, otentik, fitri, dan hampir “tak terdeteksi” 

oleh logika dan tak terungkapkan sepenuhnya oleh bahasa. Epistemologi irfani 

dalam tradisi Isyraqi dikenal sebagai al-‘Ilm al-Hud}u>ri> atau preverbal-

prereflective consciousness atau prelogical knowledge yang akrab dalam tradisi 

Eksistensialisme Filsafat Barat.22 

Pengetahuan irfani bukan didasarkan pada kekuatan rasional sebagaimana 

dalam tradisi burha>ni>, tetapi pada kasyf, yaitu tersingkapnya rahasia-rahasia 

realitas oleh Tuhan. Karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan 

analisis teks atau keruntutan logika, tetapi berdasarkan atas terlimpahnya 

pengetahuan secara langsung dari Tuhan, ketika qa>lb (hati) sebagai sarana 

pencapaian pengetahuan irfani siap untuk menerimanya. Maka dari itu diperlukan 

persiapan-persiapan tertentu agar seseorang mampu menerima limpahan 

pengetahuan secara langsung. Persiapan yang dimaksud adalah menempuh 

perjalanan spiritual yang terdiri dari beberapa tahapan dan kondisi batin tertentu.23 

Dalam hal ini Al-Qusyai>ri> (986-1072 M) menetapkan setidaknya tujuh 

tingkatan (maqa>ma>t) yang harus dilalui oleh seseorang dalam perjalanan 

spiritualnya.24 Pertama, taubat, yaitu meninggalkan segala perbuatan yang kurang 

 
22

 Dalam ekplorasi lebih jauh lihat M. Amin Abdullah, “At-Ta’wil Al-‘Ilmi: Ke Arah 

Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci” dalam Jurnal Al-Jami’ah, Vol.39 Number 2 July-

December, 2001, h. 374-376. Lihat juga, Robert C. Solomon, From Rationalism to Existentialism: 

The Existentialists and Their Nineteenth-Century Backgrounds (New York: Harper & Row 

Publisher, 1972), h. 255, 257 & 263. 
23 Menurut Suhrawardi, pengetahuan jenis ini dapat diraih melalui empat tahapan, yaitu; 

persiapan, penerimaan, pembentukan konsep dalam pikiran, dan penuangan dalam bentuk tulisan. 

Lihat Parvis Morewedge, Islamic Philosophy and Mysticism (New York: Caravan Books, 1981), h. 

177. 
24 Dalam pandangan Al-Qusyairi (w. 1072 M), setidaknya ada 49 tahapan yang harus 

dilalui, sementara Abu Said ibn Abu al-Khair sebagaimana dikutip Seyyed Hossein Nasr mencatat 

40 tahapan. Adapun Abu Nasr al-Tusi mencatat 7 tingkatan, sedangkan Thabathabai menulis 24 

tingkatan. Lihat, Al-Qusyairi, al-Risâlah (Beirut, Dar al-Khair, tt), h. 89-350. Bandingkan Seyyed 
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baik disertai penyesalan mendalam untuk kemudian menggantinya dengan 

perbuatan-perbuatan terpuji. Perilaku taubat ini sendiri terdiri atas beberapa 

tingkatan. Pertama-tama, taubat dari perbuatan-perbuatan dosa dan makanan 

haram, kemudian taubat dari g}aflah (lalai mengingat Tuhan), dan puncaknya 

taubat dari klaim bahwa dirinya telah melakukan taubat. Menurut Al-Qusyairi,25 

taubat merupakan landasan dan tahapan pertama bagi perjalanan spiritual 

berikutnya. Jika seseorang tidak berhasil membersihkan dirinya pada tahapan ini, 

ia akan sulit untuk beranjak pada jenjang berikutnya. 

Kedua, wara’, yaitu upaya menjauhkan diri dari segala sesuatu yang samar 

statusnya (syubha>t). Dalam pandangan para arif, wara’ ini terdiri atas dua 

tingkatan yaitu lahir dan batin. Wara’ pada tingkatan lahiriah bermakna tidak 

melakukan sesuatu kecuali untuk beribadah kepada Tuhan, sedang wara’ pada 

tingkatan batin adalah tidak memasukkan sesuatu apapun dalam hati kecuali 

Tuhan. 

Ketiga, zuhud, yaitu tidak tamak dan tidak mengutamakan kehidupan 

dunia. Ini lebih serius dan lebih tinggi dibanding tingkat sebelumnya, karena 

disini tidak hanya menjaga diri dari perihal syubhat, bahkan juga yang halal. 

Meski demikian, zuhud bukan berarti meninggalkan harta sama sekali. Dalam 

pandangan al-Syibli >,26 seseorang tidak dianggap zuhud lantaran ia memang tidak 

mempunyai harta. Dikatakan zuhud adalah ketika hati tidak tersibukkan oleh 

 
Hossein Nasr, Tasawuf Dulu & Sekarang, terj. Abd Hadi (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 89-

96; Simuh, Tasawuf & Perkembangannya dalam Islam (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 49-72; 

Muthahhari, Menapak Jalan Spiritual h. 120-155. 
25 Al-Qusyairi, al-Risâlah (Beirut, Dar al-Khair, tt), h. 91-93. 
26 Abu Bakar al-Kalabadzi, Al-Ta`aruf li Madzhab Ahli al-Tashawuf (Mesir: tp, 1969), h. 

112. Bandingkan Abd Hakim Hasan, Al-Tashawuf fî al-Syi`r al-Arabi (Mesir: tp, 1954), h. 24. 
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sesuatu apapun kecuali Tuhan (meski dalam kondisi berlimpah kekayaan). Segala 

hal menjadi tidak berarti di hati dan tidak mempengaruhi kedekatan hubungan 

dengan Tuhan. 

Keempat, faqir, yaitu mengosongkan seluruh pikiran dan harapan dari 

kehidupan masa kini dan masa depan, serta tidak menghendaki apapun kecuali 

Tuhan, sehingga ia tidak terikat dengan apapun. Dengan demikian, jika pada 

tingkat wara’ seseorang berusaha meninggalkan perkara subhat, pada tingkat 

zuhud mulai meninggalkan segala keinginan yang bersifat duniawi, dan pada 

puncaknya mengosongkan hati dari seluruh ikatan kecuali pada Tuhan. Tingkat 

faqir merupakan realisasi dari upaya penyucian hati secara keseluruhan dari 

segala yang selain Tuhan (tathi>r al-qalbi bi al-kulliyah ‘an-ma> siwa > Alla>h). 

Kelima, sabar, yaitu menerima segala cobaan atau bencana dengan hati 

yang rela, tanpa menunjukkan rasa kesal atau marah. Menurut al-Junaidi, sabar 

berarti rela menanggung beban, kesulitan, dan kesempitan semata-mata demi 

mendapat rida Tuhan hingga saat-saat sulit tersebut berlalu. Keenam, tawakkal, 

yaitu percaya atas segala apa yang ditentukan Tuhan. Tahap awal dari tawakkal 

adalah menyerahkan diri pada Tuhan laksana mayat dihadapan orang yang 

memandikan. Namun menurut Qusyai>ri>,27 hal ini bukan berarti fatalisme 

(jabariyah), karena tawakkal adalah kondisi dalam hati dan itu tidak menghalangi 

seseorang untuk bekerja mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Begitu 

pula sebaliknya, apa yang dikerjakan tidak menafikan tawakkal dalam hatinya, 

sehingga jika mengalami kesulitan ia akan menyadari bahwa itu berarti takdir-Nya 

 
27 Al-Qusyairi, al-Risâlah h. 163. 
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dan jika berhasil berarti atas kemudahan-Nya. Tingkatan terakhir ketujuh, rida, 

yaitu hilangnya rasa ketidaksenangan dalam hati sehingga yang tersisa hanya 

gembira dan sukacita terhadap segala apa yang diberikan dan ditentukan Tuhan 

kepadanya. 

Ketika telah mencapai tingkat tertentu dalam perjalanan spiritual, 

seseorang akan mendapatkan limpahan pengetahuan langsung dari Tuhan secara 

illuminatif atau noetic yang juga diistilahkan dengan kasyaf.  Dalam kajian filsafat 

Mehdi Hairi Yazdi, pada tahap ini, seseorang akan mendapatkan realitas 

kesadaran diri yang demikian mutlak, sehingga mampu melihat realitas dirinya 

sendiri (musya>hadah) sebagai objek yang diketahui. Namun, kesadaran dan 

realitas yang disadari bukan objek eksternal, keduanya bukan sesuatu yang 

berbeda tetapi merupakan eksistensi yang sama, sehingga objek yang diketahui 

tidak lain adalah kesadaran yang mengetahui itu sendiri, begitu pula sebaliknya 

(ittih}a>d).28 Dalam perspektif epistemologis, pengetahuan irfani ini tidak diperoleh 

melalui representasi data-data inderawi apapun, objek eksternal sama sekali tidak 

berfungsi dalam pembentukan pengetahuan ini. Pengetahuan ini justru terbentuk 

melalui unifikasi eksistensial yang oleh Mehdi Yazdi disebut ilmu kehadiran 

(h}ud}u>ri>) atau pengetahuan swaobjek (self-object-knowledge), atau jika kita 

kaitkan dengan teori permainan bahasa (language game) Wittgenstein maka 

pengetahuan irfani tidak lain adalah bahasa “wujud” itu sendiri.29 

 
28 Mehdi Hairi Yazdi, Ilmu H}ud}u>ri> h. 51-53. Dalam konteks bahasa sufisme, kasyf 

merupakan kesadaran hati terhadap sifat-sifat kebenaran, musyâhadah adalah penyaksian hati atas 

realitas kebenaran, sedang ittihâd adalah penyatuan hati (diri) dengan realitas kebenaran itu 

sendiri. Lihat juga al-Qusyairi, al- Risâlah h. 75. 
29 Mehdi Hairi Yazdi, Ilmu Hudhuri h. 73-74. Bandingkan Wittgenstein, Philosophical 

Investigations, terj. Anscombe (New York: 1968), h. 247. 



41 
 

 

 

4. Teori-teori Epistemologi Irfani 

Sebelumnya telah diurai tentang epistemologi irfani secara konsepsional, 

demikian juga kelahiran, pertumbuhan dan sejarah perkembangan serta 

persinggungannya dengan filsafat dan teologi, bahwa epistemologi irfani tidak 

pernah terlepas dari kontribusi tradisi baya>ni> maupun burha>ni>, ketiganya saling 

berelasi dalam konteks pencapaian pengetahuan. Dalam analoginya, baya>ni> tanpa 

burha>ni> adalah benda mati yang tidak bernilai guna (teks tanpa pembaca), burha>ni> 

tanpa ‘irfa>ni> adalah jasad tanpa ruh, ‘irfa>ni> tanpa baya>ni> dan burha>ni> adalah 

imajinasi tanpa verifikasi. 

Irfani sebagaimana diungkapkan oleh Seyyed Hossein Nasr merupakan 

pengetahuan unitif tentang Tuhan, tidak oleh manusia sebagai individu, tetapi oleh 

pusat keilahian-intelegensi manusia, yang pada tingkat gnosis, menjadi subjek dan 

juga objek pengetahuan. Demikianlah sehingga lahir istilah al-‘a>rif billa>h, 

“gnostik yang mengetahui melalui atau dengan Tuhan” dan tidak hanya gnostik 

yang mengetahui Tuhan.30 Dapat dilihat sistematika landasan irfani antara lain, 

sebagai berikut: 

a. Tradisi Hermetisme 

Titik persinggungan antara ajaran Hermes dan tradisi irfani, sebagaimana 

dikemukakan oleh Seyyed Hossein Nasr, yaitu hikmah atau ilmu kebijaksanaan 

 
30 Lihat Seyyed Hossein Nasr, Pengetahuan dan Kesucian, terj. Suharsono (at. al.), 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 12-13. 
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yang merupakan inti doktrin Hermes, secara esensial adalah sebuah karakter suci 

yang berpijak pada kondisi primordial dalam intelegensi31 setiap manusia. Filsafat 

Mistis Yunani, Tradisi Neo-Platonisme dan Pythagoreanisme. 

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa tradisi mistis 

Yunani, Neo-Platonisme, Pythagoras dan seterusnya sebagai paham filsafat yang 

berkarakter mistis, merupakan derivasi dari ajaran kebijaksanaan Hermes. 

Sehingga ketiganya memiliki pertalian erat dalam hal penekanannya pada 

kesejatian hikmah, atau nilai-nilai kebijaksanaan, yang oleh sebagian sejarawan 

menganggapnya sebagai cikal bakal teori Illuminasi Suhrawardi.  

Hikmah adalah istilah yang bisa diartikan sebagai kebijaksanaan (wisdom). 

Atau filsafat saja, atau seperti yang digunakan oleh beberapa ahli teosofi. Karena 

konotasi negatif yang terkadang dikaitkan dengan istilah “teosofi” sebagai suatu 

gerakan keagamaan yang bersifat sinkretis dan terkadang misterius, sementara di 

sisi lain, istilah filsafat sering diartikan sebagai peripatetisme, maka di sini istilah 

“hikmah” tidak diterjemahkan, tetapi dibiarkan seperti istilah aslinya.32 

b. Filsafat Illuminasi (Isyra>qiyyah) Suh}rawardi> 

Filsafat Illuminasi Suh}rawardi> dapat dikatakan sebagai upaya untuk 

mengharmoniskan filsafat dan spiritualitas. Suhrawardi dengan predikat mistikus 

dan filsuf besar mampu mengharmoniskan filsafat dan irfani dengan metodologi 

 
31 Intelegensi dalam terminologi Nasr merupakan sinonim dengan akal, rasio, mata hati, 

dan ruh. Dalam kesempatan lain Nasr mengatakan bahwa akal (reason) merupakan aspek pasif 

intelek dan refleksinya pada dunia manusia. Menurut Nasr; Ia (intelek) adalah matahari luhur yang 

menyinari batin manusia dan pancaran matahari ini pada dataran jiwa yang kita sebut pikiran. 

Dengan kata lain, akal (reason) berkedudukan sebagai refleksi atau perluasan atas intelek yang 

letaknya lebih primordial. Lihat Wahyuddin Halim, Sufisme dan Krisis Spiritual Manusia Modern; 

Studi atas Pemikiran Metafisika-Sufistik Seyyed Hossein Nasr h. 98-99. Bandingkan Seyyed 

Hossein Nasr, Islam dan Nestapa h. 55; Nasr, Tasawuf h, 59. 
32 Haidar Bagir, Epistemologi Tasawuf, h. 55. 
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perennial yang mana saat itu dianggap sebagai dua hal yang bertentangan.33 

Ajaran Illuminasi pada intinya menekankan tentang gagasan pancaran Ilahi dalam 

pikiran manusia dalam bentuk ilham.34 Dalam pencapaian ilham itu, dilakukan 

dengan beberapa tahapan, antara lain: Tahap pertama ditandai dengan kegiatan 

persiapan pada diri filsuf, ia harus “meninggalkan dunia” agar mudah menerima 

“pengalaman”. Tahap kedua adalah tahap Illuminasi (pencerahan), ketika filsuf 

mencapai visi (melihat) “Cahaya Ilahi” (al-Nu>r al-Ila>hi>). Tahap Ketiga, atau tahap 

konstruksi, yang ditandai dengan perolehan dan pencapaian pengetahuan tak 

terbatas, yaitu pengetahuan Illuminasonis (al-‘Ilm al-Isyra>qi>) itu sendiri. 

Sedangkan tahap keempat dan terakhir adalah pendokumentasian, atau bentuk 

pengalaman visioner yang ditulis ulang. Jadi, tahap ketiga dan keempat seperti 

yang didokumentasikan dalam tulisan-tulisan Suh}rawardi>, merupakan satu-

satunya komponen filsafat Illuminasi. 

Menurut Suh}rawardi>, sebagian dari “Cahaya Tuhan” (al-Ba>riq al-Ila>hi>) 

bersemayam dalam diri filsuf, yang memiliki daya intuitif. Sehingga dengan 

menjalani aktivitas-aktivitas dalam tahap pertama, filsuf dapat, melalui “ilham 

pribadi” dan “visi” (musya>hadah wa muka>syafah), menerima realitas eksistensi 

dirinya dan mengenal kebenaran intuisi.  Oleh karena itu, tahap pertama terdiri 

dari (1) aktifitas, (2) suatu syarat (yang dipenuhi oleh setiap orang, karena setiap 

orang mempunyai intuisi dan dalam diri setiap orang terdapat bagian tertentu dari 

cahaya Tuhan) dan (3) “ilham” pribadi. 

 
 

33 Lihat William C. Chittick, Islam Intelektual; Teologi, Filsafat, dan Ma’rifat (Depok: 

Perenial Press, 2001), h. 84. 
34 Haidar Bagi, Epistemologi Tasawuf; Sebuah Pengantar h. 73. 
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c. Filsafat Mistis (Irfani Teoretis) Ibnu ‘Arabi > 

Inti dari doktrin filsafat Ibnu ‘Arabi > menekankan pada keseluruhan “ada” 

(wujud atau eksistensi) dan apa saja yang mengada (maujud), yang merupakan 

suatu kesatuan. Bahwa segenap keragaman dalam dunia realitas, baik yang 

bersifat indriawi maupun intelektual, hanyalah bayangan. Yaitu, terbentuk dalam 

pikiran kita sebagai citra-kedua sebuah objek di mata seorang yang juling. Dengan 

kata lain, beragam realitas itu tak wujud sendiri, melainkan “sekadar” sebagai 

pengungkapan dari Realitas Tunggal. Dalam pandangan Mehdi Hairi Yazdi, 

doktrin ketunggalan wujud Ibnu ‘Arabi > ini tidaklah bersifat panteistik, yaitu 

menganggap segala sesuatu sebagai Tuhan, dan tidak juga monoteistik yang 

menganggap ketunggalan Tuhan yang Transenden dan mengatasi serta 

sepenuhnya berbeda, melainkan monorealistik yaitu menegaskan ketunggalan 

segala “ada” dan mengada.35 

Dalam konsep yang lebih sederhana, filsafat Ibnu ‘Arabi > menekankan 

pengakuan bahwa hanya ada dzat tunggal saja, dan tidak ada yang mewujud selain 

itu. Istilah Arab untuk mewujud-wujud, dapat disamakan dengan kepribadian 

(eksisten), antara mewujud dan mengada (being and existence) tidak dilakukan 

pembedaan oleh Ibnu ‘Arabi >. Maka ketika dia mengatakan bahwa hanya ada zat 

tunggal, baginya bahwa semua yang ada adalah zat tunggal dan tidak terpecah ke 

dalam bagian-bagiannya. Oleh sebab itu, dalam setiap kepribadian tidak ada 

sesuatu kecuali zat tunggal, yang secara mutlak tak terpecahkan atau terbagikan 

 
35 Haidar Bagi, Epistemologi Tasawuf, h. 70. Bandingkan Mehdi Hairi Yazdi, Knowledge 

by Presence; The Principles of Epistemology in Islamic Philosophy (Albany: SUNY Press, 1992), 

h. 23. 
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dan seragam. Dengan kata lain, makhluk atau yang dijadikan, wujudnya 

tergantung pada wujud Tuhan yang bersifat wajib. Tegasnya yang sebenarnya 

mempunyai wujud hanyalah satu, yaitu Tuhan. Wujud atau realitas yang ada 

selain dari Tuhan adalah wujud bayangan. Penulis mengutip salah satu ayat dalam 

Al-Qur’an surah al-H}adi>d ayat 3 yang menegaskan ketunggalan wujud ini. 

لُ وَالّأخَِرُ وَالظَّهِرُ وَالّبَاطِنُ وَهُوَبِكُلِّ شَيئٍّ عَلِيّمُ   هُوَالأوََّ

Terjemahnya: 

 Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin dan Dia 

Maha Mengetahui segala sesuatu.36 

 

 

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menunjukkan bahwa semua yang 

ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). 

Allah adalah Maha perkasa dan Maha bijaksana. Kepunyaan-Nyalah kerajaan 

langit dan bumi. Maha menghidupkan dan Maha mematikan, Maha kuasa atas 

segala sesuatu. Allah adalah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang 

Batin, Maha mengetahui segala sesuatu. Allah memberitakan bahwa semua 

makhluk bertasbih kepada-Nya, yang ada di langit dan bumi, yaitu semua 

makhluk hidup dan tetumbuhan.37 Dalam pandangan sufisme, yang dimaksud 

dengan dzahir adalah sifat-sifat Tuhan yang tampak di realitas, sedangkan yang 

batin adalah dzat-Nya. Manusia dipandang mempunyai kedua hal tersebut karena 

manusia berasal dari pancaran Tuhan, sehingga antara manusia dengan Tuhan 

 
36 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Depag: 1998), QS. Al-Hadid 

(57): 3. 
37 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, dalam https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-57-al-

hadid/ayat-3. (2023). 

https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-57-al-hadid/ayat-3
https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-57-al-hadid/ayat-3
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pada hakikatnya satu wujud. Perbedaannya hanya pada rupa dan ragam dalam 

ruang manifestasi. 

d. Filsafat H}ikmah Muta‘a>liyah Mulla> S}adra> 

Dalam tradisi al-H}ikmah al-Muta‘a>liyah ini, secara ringkas dapat diurai 

melalui pandangan Nasr, yaitu H}ikmah Muta‘a>liyah atau Teosofi Transenden 

yang merupakan suatu perspektif baru dalam kehidupan intelektual Islam, 

berlandaskan pada sintesis hampir seluruh aliran pemikiran Islam sebelumnya. Ia 

merupakan aliran yang di dalamnya ajaran-ajaran pewahyuan, kenyataan-

kenyataan yang dicapai lewat penglihatan spiritual dan illuminasi, dan tuntutan-

tuntutan logika yang ketat dan demonstrasi rasional diselaraskan ke dalam suatu 

kesatuan. Ia merupakan suatu doktrin yang dapat dipahami sepenuhnya hanya 

dengan merujuk pada pemikiran aliran-aliran yang mendahuluinya.38 Dalam 

Teosofi Transenden, sebagaimana dalam setiap aliran pemikiran tradisional, kita 

menemukan kebenaran-keebenaran metafisik yang sama, yang selalu ada dan 

akan selalu ada, tetapi diungkapkan dalam bentuk yang baru karena ia berasal dari 

suatu visi baru terhadap kenyataan. 

 

B. Tinjauan Umum tentang Peradaban Modern 

1. Pengertian Peradaban Modern 

Peradaban merupakan hasil pengamatan, pengalaman, yang membentuk 

sebuah ide atau gagasan pemikiran. Secara umum peradaban adalah entitas sosial 

 
38 Lihat Seyyed Hossein Nasr, dalam Wahyuddin Halim, Sufisme dan Krisis Spiritual 

Manusia Modern; Studi atas Pemikiran Metafisika-Sufistik Seyyed Hossein Nasr (Makassar: 

Alauddin University Press, 2011), h. 70-71. 
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yang sangat besar dan komprehensif yang melebihi individu itu sendiri.39 

Sedangkan modern adalah menunjuk kepada “masa kini” dan perbedaan itu 

terletak pada apa yang sebenarnya menjadi ciri dari manusia atau sesuatu “masa 

kini” itu. Dalam konteks sejarah Eropa, modern digunakan untuk membedakan 

suatu periode terakhir dari periodisasi sejarah dunia (Barat).  

Peradaban modern dimulai pada abad ke-13 M, yang ditandai terjadinya 

sekularisasi pengetahuan dengan tersebarnya aristotelianisme dan averoisme di 

Barat.40 Namun pandangan yang lebih umum menilai peradaban modern dimulai 

dari pergantian abad ke-15-16, di mana orang-orang Eropa mulai menemukan 

daerah-daerah baru sampai sekarang. Peradaban modern juga dimaknai 

menekankan kemajuan karena adanya gerakan berpikir bebas terutama dalam 

masalah ilmu pengetahuan yang berkonsekuensi kemajuan dalam kemudahan-

kemudahan material.41 Bentuk peradaban meliputi material seperti bangunan 

Piramida, Kastil, Istana Al-Hamra, dll, sedangkan immaterial seperti Ajaran 

Budha, Ajaran Hindu, Filsafat Yunani, dll.  

Jadi yang dimaksud dengan peradaban modern adalah suatu entitas 

kultural yang menekankan sistem berpikir, nilai dan norma-norma, serta institusi-

institusi yang menjadi bagian terpenting dari suatu masyarakat terkini yang maju 

dan terwariskan dari generasi ke generasi. Secara umum, karakteristik peradaban 

 

39 Nurcholis madjid, Agama dan Dialog Antar Peradaban (Jakarta: Paramadina, 1996), 

h.xiv. 

40 Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and the Sacred (New York: State University of New 

York Press 1989), h. 120. 

41 H.M. Wajis Anwar, Islam dan Modernisasi (Yogyakarta: Ratu Ibu, 1980), h. 13-18.  
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modern, yaitu: 1) Lahirnya kebebasan, kemerdekaan dan kemandirian individu 2) 

Ilmu pengetahuan, seni, budaya, sains dan teknologi, mengalami perkembangan 

3) Dominasi gereja di abad pertengahan mengalami keruntuhan 4) Menguatnya 

kedudukan kaum borjuis sehingga tumbuh menjadi kelas penguasa 5) Mendorong 

pencarian daerah baru sehingga berkobarlah era penjelajahan samudera.42 

Peradaban modern memandang beberapa hal menjadi sangat penting yaitu: 

Pertama, penekanan pada budaya egaliter atau kesetaraan manusia. Manusia 

dianggap memiliki kedudukan yang setara di hadapan alam dan Tuhan. Kedua, 

penekanan pada budaya berpikir logis dan kritis. Mesti mepertanyakan segala 

sesuatu karena tidak ada kebenaran mutlak di alam, dan dalam pengambilan 

kesimpulan mesti berdasarkan data-data secara empiris. Ketiga, penekanan pada 

budaya berpikir rasional. Dalam hal ini, mesti selalu memahami hubungan sebab 

akibat yang membentuk sebuah peristiwa. Keempat, penjelasan mistik dan 

teologis mesti dihindari karena tidak dapat diverifikasi. Kelima, rasionalitas 

dianggap sebagai kunci satu-satunya dari tradisi modernitas yang kemudian 

melahirkan sains dan teknologi modern. 

2. Problematika Peradaban Modern 

Dunia modern dengan dampak negatifnya, seperti yang ada dalam konsep 

“manusia modern”43 sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kehidupan 

 
42 Harold H. Titus, dkk., Persoalan-Persoalan Filsafat (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 

254. 
43 Manusia modern dalam perspektif Nasr (walaupun tidak disebutkan secara eksplisit) 

merupakan manusia yang hidup pada masa tertentu (berawal di abad ke-15), yaitu yang ditandai 

oleh perkembangan sains dan teksnologi yang semakin pesat dengan segala dampaknya (positif 
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modernisasi telah berkembang dan menyentuh seluruh sektor kehidupan. Derajat 

dan integritas manusia sebagai subjek di semesta mengalami reduksi dan 

fragmentasi sedemikian krusial, hingga terjerat dalam jejaring rasionalitas 

teknologi yang kontra dengan humanitas. Perlahan tapi pasti, kesadaran atas nilai-

nilai kemanusiaan menjadi kabur dalam pranata kehidupan sehari-hari. Soerjanto 

Poespowardojo mengatakan bahwa teknologi tidak lagi merupakan sesuatu di luar 

manusia, melainkan menjadi substansinya. Teknologi tidak lagi berhadapan 

dengan manusia, melainkan terintegrasi dengannya, dan bahkan secara bertahap 

menelannya. Bukan masyarakat manusiawi yang kita hadapi melainkan 

masyarakat teknologis.44 

Dengan kata lain, teknologi yang merupakan karya manusia dan berfungsi 

membantu memudahkan kehidupan, justru berbalik memperdaya manusia. 

Manusia menjadi terjebak dalam logika produsen kapitalisme; kapitalisme dengan 

cita-cita bukan untuk kepentingan kemanusiaan, tetapi mengunggulkan teknologi 

dengan seluruh keuntungan material yang dihasilkan. Hal ini membuat manusia 

modern cenderung malas dan terlena dengan kemudahan yang ditawarkan 

teknologi modern, menjadi ketergantungan, menumpulkan daya kritis, hingga 

teralienasi dari dirinya, sesamanya dan alam. 

 
maupun negatif) terutama di Barat yang non-Muslim, tetapi juga di Timur yang memiliki 

kecenderungan yang sama dengan Barat. Di samping itu, Nasr memandang, manusia modern 

adalah manusia yang karena kemajuan-kemajuan material yang diraihnya dan kerancuan 

paradigma serta sumber pengetahuan yang dipegangnya menjadikannya sebagai “makhluk yang 

terlampau banyak berpikir namun sering melakukaan kesalahan, dan terlampau mementingkan 

otak; nalar”. Manusia modern dalam pengertian ini adalah kebalikan dari manusia tradisional, 

yaitu manusia yang hidup di dalam dunia yang masih memiliki pusat. Berbeda dengan manusia 

modern yang telah melupakan dirinya, tercerabut dari akar spiritualnya, kemudian memberontak 

melawan Tuhan. Lihat Wahyuddin Halim, Sufisme dan Krisis Spiritual Manusia Modern; Telaah 

atas Pemikiran Metafisika-Sufistik Seyyed Hossein Nasr h. 5. 
44 Soerjanto Poespowardojo, Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis (Jakarta: 

PT. gramedia, 1989), h. 87. 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi telah memberikan 

kontribusi besar bagi kehidupan umat manusia. Tetapi dampak negatif 

perkembangan sains dan teknologi seperti penafian akan sisi batin kemanusiaan 

atau spiritualitas adalah sebuah kecelakaan sejarah yang fatal. Keseimbangan 

adalah prinsip kehidupan yang tidak terbantahkan dan memperlihatkan 

manifestasinya dalam sejarah dan seluruh entitas semesta. Rumus keseimbangan 

ini berlaku pada semua realitas termasuk yang bersifat metafisis. Secara umum 

manusia memiliki beberapa instrumen pengetahuan, yaitu instrumen indrawi, akal 

(rasionalitas), dan akal hati (batin). Penggunaan ketiga instrumen ini secara 

berjalin dan gradatif, jelas akan berbeda ketika yang digunakan hanya satu atau 

dua instrumen saja.45 Menitikberatkan pada salah satu instrumen pengetahuan 

tentu akan mengakibatkan ketimpangan dan ketidakseimbangan. 

Tentang kontribusi teknologi bagi kehidupan manusia, Mulyadi 

Kartanegara berpendapat, bahwa sains modern yang berkembang di Barat tentu 

saja tidak bisa dipandang sebelah mata. Semua orang menyaksikan prestasi yang 

diraih berkat sains seperti sederet penemuan serta berbagai kecanggihan yang 

dihasilkannya. Pembatasan ilmu pada bidang-bidang empiris bukan tanpa nilai 

atau keuntungan. Berbagai penemuan spektakuler mereka di bidang sains 

(science) telah banyak memberi manfaat pada manusia. Misalnya penemuan 

energi listrik oleh Thomas A. Edison (1847-1931) telah memberi sumbangan pada 

manusia yang belum pernah dicapai oleh generasi manusia sebelumnya. Demikian 

juga penemuan-penemuan di bidang medis telah menghasilkan obat-obat yang 

 
45Rujuk pada halaman-halaman sebelumnya tentang keterkaitan secara berkesinambungan 

ketiga instrumen pengetahuan di atas. 
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begitu diperlukan oleh manusia dan telah mampu menumpas penyakit-penyakit 

yang pada masa lalu seakan tidak ada obatnya semisal cacar, campak, dan kusta. 

Metode ilmiah modern dengan tekanan pada observasi indrawi telah menemukan 

hal-hal yang mustahil dapat dicapai pada masa sebelum modern. Penelitian ke 

level sub-atom (sub-atomic level) atau penyelidikan ke ruang angkasa, galaksi-

galaksi dan alam semesta secara keseluruhan merupakan prestasi-prestasi yang 

luar biasa dan agung dari sains modern. Meski demikian, prestasi ilmiah yang 

begitu gemilang dari sains modern seharusnya tidak menjadi hambatan untuk 

melihat sisi-sisi negatifnya, terutama dampak sekulernya terhadap sistem 

kepercayaan agama. Maka sikap kritis dan waspada harus tetap menyertai 

apresiasi terhadap kegemilangan sains modern.46 

Prestasi sains modern bukan tanpa kritik, selain Mulyadi Kartanegara, 

salah satu filsuf terkemuka abad ke-20 yaitu Bertrand Russel (1872-1970 M) 

menyatakan, satu diantara dampak krusial atas perkembangan teknologi yang 

tidak terkendali adalah semakin bertumbuhnya totaliterisme, yang ditandai dengan 

upaya saling unjuk kekuatan militer dari negara-negara yang ada.47   

Seyyed Hossein Nasr dalam meninjau akar problematika dunia modern 

menegaskan, bahwa penyebab fundamental atas problem tersebut adalah 

dikarenakan manusia modern telah kehilangan “visi intelektual”. Manusia modern 

 
46 Mulyadi Kartanegara, Menyibak Tirai Kejahilan: Pengantar Epistemologi Islam 

(Bandung: Mizan, 2003), h. xxxii-xxxiii. 
47 Lihat Bertrand Russel, The Impact of Science on Society (Dampak Ilmu Pengetahuan 

atas Masyarakat), terj. Drs Irwanto, MA. dan Drs. Robert Haryono Imam (Jakarta: PT. Gramedia 

Oustaka Utama, 1992). 
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telah melupakan hakikat dari ajaran-ajaran agama yang memiliki arti langgeng.48 

Dengan kata lain manusia modern telah kehilangan dimensi kemanusiaannya 

sehingga tidak lagi berbeda dengan makhluk Tuhan lainnya. Intellectus yang 

menjadi bagian primordial dalam diri manusia, yang berfungsi menunjukkan dan 

menyambungkan manusia pada kearifan universal tidak lagi diaktifkan. 

Manusia adalah makhluk teomorfis, sebagai khalifah Tuhan di muka bumi, 

dan menjadi cerminan nama dan sifat-sifat Tuhan. Pergeseran dari paradigma 

teomorfis menjadi antropomorfis berimplikasi pada pandangan yang seolah 

menjasadkan Tuhan sehingga nampak seperti makhluk, dengan kata lain seluruh 

yang berlaku pada makhluk juga berlaku pada-Nya. Sudut pandang ini tentu saja 

melahirkan efek yang lebih fatal, misalnya pernyataan yang menganggap 

(manusia) adalah Tuhan itu sendiri. Padahal menurut Nasr, manusia sebagai 

makhluk teomorfis memiliki sesuatu yang agung dalam dirinya yang tidak 

dimiliki oleh makhluk lain, yaitu akal (intellectus), kehendak yang bebas (free 

will), dan kemampuan berbicara.49 Intellectus dalam perspektif Nasr berada di atas 

akal; nalar (reason) dengan sifat dasar mampu memperoleh pengetahuan secara 

langsung (direct experience). Intelektus dengan demikian, mempunyai konotasi 

kapasitas mata hati, satu-satunya elemen yang ada pada manusia, yang sanggup 

menatap bayang-bayang Tuhan yang diisyaratkan alam semesta. Akal intelek juga 

berfungsi membedakan baik dan buruk serta menjadi pembimbing kesadaran atas 

ketunggalan Dzat-Nya, berkehendak bebas yang memungkinkan manusia 

 
48

 Seyyed Hossein Nasr, Tasawuf: Dulu dan Sekarang, terj. Abdul Hadi WM (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 2002), h. 255. 
49

 Seyyed Hossein Nasr, Islam Antara Cita dan Fakta, terj. Abdurrahman Wahid dan 

Hasyim Wahid (Yogyakarta: Pustaka, 2001), h. 4. 
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menentukan yang benar dan yang salah, serta kemampuan berbicara 

memungkinkan untuk menyatakan hubungannya dengan penciptanya yaitu Tuhan. 

Tetapi dalam kenyataannya manusia modern hanya mampu menunjukkan 

kemampuan free will dan itupun telah mengalami bias dan reduksi yang luar 

biasa. Kebebasan berkehendak dihubungkan dengan sifat antropomorfis yang 

kelewat batas. Memaknai bahwa kebebasan itu adalah sebuah kenyataan universal 

yang tidak dapat terbantahkan dan merupakan sebuah keniscayaan.50 Reduksi atas 

substansi kebebasan ini menjadi sepenuhnya kehendak mandiri, tanpa 

pertimbangan norma dan moralitas, apalagi spiritual, perlahan menjadi pemantik 

lahirnya sebuah model filsafat yaitu eksistensialisme Barat dengan tokohnya 

seperti Jean-Paul Sartre (1980) dan Soren Kierkegard (1855). Sartre misalnya 

mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya adalah kebebasan itu sendiri.51 

Dengan kebebasan manusia kemudian berhak mencipta dan mengatur sedemikian 

esensinya sendiri, juga menunjukkan eksistensinya tanpa sekat. Terutama yang 

paling ambigu adalah Sartre mengatakan bahwa kesadaran keberadaan manusia 

ditentukan sejauh mana ia menjunjung kebebasan. 

Pemikiran eksistensialisme banyak diadopsi oleh orang-orang modern 

sebagai bentuk pemikiran yang menempatkan kebebasan sebagai dasar melakukan 

sesuatu yang berbeda dengan yang dilakukan oleh orang lain. Seseorang akan 

dianggap ada, jika ia mampu meng-ada dengan karya atau perbuatannya saat 

karya atau perbuatannya berbeda dengan orang lain, karena bagi kalangan 

 
50

 Ali Usman, “Kebebasan adalah Nyawa Manusia; Menapaki Jejak-Jejak Pemikiran Jean 

Paul Sartre” dalam Kebebasan Dalam Perbincangan Filsafat, Pendidikan dan Agama (ed.) Ali 

Usman (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 25. 
51

 E. A. Allen, Existensialism from Within (London: Routlede and Kegan Paul. Ltd, 

1956), h. 54. 
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eksistensialis keberadaan orang lain adalah penghalang bagi kebebasan. Sartre 

selalu mencurigai orang lain sebagai pihak yang akan mengancam kebebasannya. 

Ia berupaya selalu berbeda dengan orang lain dalam berbagai hal, seperti halnya ia 

tidak ingin terikat dengan perkawinan saat hidup bersama dengan Simone de 

Beauvoir.52 Jika ditinjau dalam sudut pandang Islam, agaknya kecenderungan ini, 

yaitu ada-nya manusia ditentukan sejauh pencapaian karya yang memiliki nilai 

berbeda, adalah tergolong pragmatis. Konsekuensi selanjutnya adalah bangga 

berlebihan atas prestasi karya, yang justru kontradiksi dengan nilai-nilai 

fundamental Islam.53 Profesionalitas menjadi sesuatu yang diperebutkan melebihi 

prinsip kesederhanaan (tawa>d}u>-spiritualitas) yang hakiki menjunjung peradaban 

manusia. 

Model berpikir mulai populer di dunia Islam, yakni saat Barat 

menaklukkan dunia Islam hingga Perang Dunia II. Akan tetapi, di satu sisi model 

filsafat eksistensialisme ini juga banyak ditentang di Barat. Justru yang 

mengherankan, filsafat eksistensialisme ini banyak diadopsi oleh pengagum 

modernisme Muslim dengan sepenuh hati.54 Bukan hanya para pengagum dunia 

modern yang terjebak sisi negatif filsafat eksistensialisme, tetapi hampir semua 

kalangan. Para seniman kontemporer misalnya, tak terkecuali seniman Muslim, 

yang ingin eksis di dunia seni yang sarat akan persaingan. Persaingan yang ada 

sebenarnya lebih pada wilayah marketable demi kebutuhan pragmatis. Seorang 

seniman tidak lagi seorang penerjemah “pengalaman dari Atas”, tetapi tidak lebih 

 
52

 Ali Usman, “Kebebasan adalah Nyawa Manusia” h. 33. 
53 Konteks bangga dalam hal ini cenderung pada sifat sombong yang sangat bertentangan 

dengan nilai-nilai Islam. 
54 Seyyed Hossein Nasr, Islam Antara Cita dan Fakta, h. 54. 
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dari seorang pembuat produk tertentu untuk kepentingan isi perut. Nilai-nilai 

tradisional metafisis sebagai refleksi keindahan Tuhan yang menjadi ruh seni 

klasik, dirombak secara radikal menjadi profan belaka. Keadaan ini sebagai akibat 

karena manusia modern cenderung berwatak kapitalis, serakah dan ingin 

menguasai segalanya untuk kesejahteraannya sendiri. 

Sebenarnya, jika menelusuri cikal bakal kemunculan reduksi spiritualitas 

di Barat, diawali oleh doktrin Dualisme Cartesian (Cartesian Dualism).55 Doktrin 

ini tampil sebagai inti gerakan-gerakan keagamaan baru di Barat yang bertujuan 

menentang materialisme. Tetapi dalam kenyataan, doktrin ini justru terjebak 

dalam dikotomisasi antara ruh dan tubuh manusia, yang pada akhirnya menggeser 

ruh dan mereduksi manusia secara radikal pada sebatas tubuh saja.56 Nasr 

mengatakan; manusia modern di Barat sebenarnya belum memahami sifat realitas 

yang sesungguhnya, seperti ketidakmampuan mereka untuk membedakan antara 

hal-hal yang bersifat non-material dan yang bersifat spiritual. Mereka belum 

memahami sepenuhnya kompleksitas jiwa manusia, sumber serta realitas dari 

kejahatan, dan perjuangan spiritual yang perlu untuk mencapai mata air kehidupan 

 
55 Dualisme Descartes (Cartesian Dualism) merupakan upaya memberikan kepada ruh 

dan tubuh sifat-sifat yang saling bertentangan secara mendalam. Ruh dipercaya mempunyai 

kesadaran dan keluasan sementara tubuh tidak. Pada titik ini muncul masalah, ketika ruh dan tubuh 

tidak mempunyai persamaan sama sekali bagaimana mungkin keduanya bisa berada dan hidup 

bersama dalam satu wadah. Para filosof Barat berusaha memecahkan masalah ini dengan 

mereduksi tubuh menjadi ruh atau sebaliknya; artinya, dengan meniadakan ruh atau tubuh dari 

arena. Karena peradaban Barat lebih cenderung ke saintisme dan mekanisasi, maka pada akhirnya 

yang disingkirkan adalah ruh. Hasilnya adalah bahwa makhluk manusia menjadi robot, yaitu 

sebuah mesin lainnya dengan menggunakan kekuatan fisik manusiawi dan alat-alat teknologis. 

Lihat Wahyuddin Halim, Sufisme dan Krisis Spiritual Manusia Modern, h. 6-7. Bandingkan C.A. 

Qadir, Philosophy and Science in the Islamic World (Filsafat dan Ilmu Pengetahuan dalam Islam), 

terj. Hasan Basari (Jakarta: Y. O. I., 1989), h. 2. 
56 Lihat selengkapnya mengenai problem-problem akibat pereduksian manusia ini dalam 

Muhammad Baqir Ash Sadr, Falsafatuna, terj. M. Nur Mufid bin Ali (Bandung: Mizan, 1991), h. 

271. 
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yang merupakan satu-satunya pemuas dahaga sipiritual secara permanen, bukan 

secara ilusif dan sementara.57 

Dalam hal ini, lebih pantas kiranya menyebut manusia modern di Barat 

sedang dalam kondisi kebingungan dalam mencari jati dirinya. Di satu sisi telah 

mencapai kebahagiaan material, namun di sisi lain merasa kekeringan jiwa. 

Sehingga dalam perkembangan selanjutnya muncul upaya-upaya lebih masif 

dalam mengatasi kekeringan jiwa itu dengan berbagai tindakan psikis tak 

terkendali. Nasr memaparkan hal itu dalam ungkapan: 

Banyak manusia-manusia modern yang bosan dengan pengalaman-

pengalaman psikis yang terbatas di dalam kehidupan sehari-hari betapapun 

kesenangan hidupnya secara material. Karena tidak dapat memperoleh 

pengalaman spiritual yang otentik, pengalaman yang di dalam masyarakat 

tradisional merupakan cara-cara yang wajar untuk menemukan batasan-

batasan dari eksistensi yang terbatas ini, mereka berpaling ke segala 

macam pengalaman psikis yang membukakan kepada mereka alam dan 

horizon baru, walaupun yang bersifat buruk. Perhatian yang besar terhadap 

fenomena psikis, sangat erat berhubungan dengan dorongan di dalam batin 

manusia, untuk mendobrak manusia yang terbatas dan menyesakkaan di 

dalam suatu kebudayaan, yang tujuannya tidak lebih daripada 

mempercepat suatu ideal kesejahteraan yang mudah diperoleh.58 

Sampai di sini, tidak salah kiranya menyebut manusia modern telah 

kehilangan ruh universal kemanusiaannya. Terlena dengan seluruh kenikmatan 

duniawi, lupa akan dimensi eskatologi, tempat kehidupan masa mendatang. Alam 

dunia adalah dimensi fana yang kelak akan menjumpai titik akhir. Dalam tradisi 

Islam, alam adalah ladang mengumpulkan bekal menuju alam berikutnya. Bukan 

seperti kecenderungan manusia modern yang mengekspoitasi alam untuk 

kepentingan kesenangan belaka. Senada dengan pandangan Nasr; bahwa alam 

 
57 Lihat Seyyed Hossein Nasr, Islam and the Plight of Modern Man (Islam dan Nestapa 

Manusia Modern), terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1983), h. 86-87. 
58 Seyyed Hossein Nasr, Islam and the Plight of Modern Man, h. 88. 
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sebenarnya adalah teofani yang mencerminkan kebesaran Tuhan sekaligus 

merupakan manifestasi keberadaan Tuhan. Tuhan telah menyebutkan bahwa 

sebagai tanda (a>yat) kekuasaan Allah adalah diciptakannya langit dan bumi serta 

berbagai macam keanekaragamannya.59 Nasr mengatakan bahwa sifat Allah 

sebagai al-Muh}i>t60 yang berarti “Yang Serba Meliputi” dalam hal ini adalah alam 

itu sendiri. Dengan demikian, sesungguhnya manusia berada di dalam alam, yaitu 

berada ditengah-tengah liputan Tuhan. 

Akan tetapi manusia sering kali tidak sadar akan hakikat keberadaannya. 

Selain berada dalam lingkup Ilahi, manusia sebenarnya adalah makhluk teomorfis 

yang mampu menembus sifat la>hut yang berada pada esensi Tertinggi dari Dunia 

Atas. Visi Keilahian telah tereduksi menjadi sebuah visi mekanis yang bersumber 

dari rasio semata dengan berpijak pada dalil-dalil nisbi ilmu pengetahuan. Nasr 

menyebutkan keberadaan manusia modern yang seperti ini sebagai bentuk 

keterasingan manusia dari hakikat kemanusiaannya sendiri. Lebih jauh Nasr 

menyatakan bahwa kehidupan manusia di dunia ini tampaknya masih tidak 

memiliki horizon spiritual. Hal ini tidak disebabkan karena ketiadaan horizon 

spiritual, melainkan karena yang menyaksikan panorama kehidupan kontemporer 

ini, sering kali adalah manusia yang hidup di pinggir lingkaran eksistensi, 

sehingga ia hanya mampu melihat dari sudut pandangannya sendiri. Ia senantiasa 

 
59

 Lihat QS. 30: 22. “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan 

langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang 

demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang Mengetahui.” 
60

 Lihat QS. 4: 126. 126. “Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di 

bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha meliputi segala sesuatu.” 
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tidak peduli dan lupa pada pusat lingkaran eksistensinya yang dapat dicapainya 

melalui perjalanan spiritual.61 

 

 

  

 
61

 Lihat Seyyed Hossein Nasr, Islam and the Plight of Modern Man, h. 4. 
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BAB III 

SKETSA BIOGRAFI SEYYED HOSSEIN NASR 

A. Biografi Intelektualnya 

1. Riwayat Hidup 

Seyyed Hossein Nasr dilahirkan di kota Teheran, Iran, pada tanggal 7 April 

1933. Ayahnya seorang ulama terkenal di Iran dan juga seorang guru dan dokter 

pada masa dinasti Qajar bernama Seyyed Valiullah Nasr1. Suatu kebanggaan 

tersendiri bagi Nasr lahir dan hidup di negeri intelektual, negeri para mullah, 

tempat kelahiran para filsuf, sufistik, ilmuwan, dan penyair Muslim terkemuka 

sepanjang sejarah. 

Tidak ada perbedaan pandangan tentang latar belakang keagamaan 

keluarga Nasr, yang sejak awal menganut mazhab Syiah tradisional sebagai aliran 

teologi Islam terbanyak dianut penduduk Iran. Meski telah terjadi revolusi di Iran 

pada 1979, paham Syiah masih tetap mendominasi dan bahkan bertahan hingga 

sekarang. Hal ini disebabkan karena paham Syiah telah lama berkembang di sana 

dan mendapat dukungan penuh oleh banyak ulama terkemuka dan berpengaruh.2 

 
1 Lewis Edwin dkk, “An Intellectual Autobiography Seyyed Hossein Nasr”, dalam Lewis 

Edwin dkk (Ed.), The Philosophy of Seyyed Hossein Nasr (Illinois: The Library of Living 

Philosophers, 2001), h. 3. Lihat juga William C. Chittick, “Preface” dalam The Complete 

Bibliografi Seyyed Hossein Nasr from 1958 through April 1993, (Ed.) Aminrazavi and Moris 

(Kuala Lumpur: TP, 1994), h. xiii. 
2 Ulama terkemuka berpengaruh di antaranya yang hidup sezaman dengan Seyyed 

Hossein Nasr adalah Allamah Thabathaba’i, Murtadha Muthahhari, Ali Syariati. Selain itu di Iran 

menganut paham madzhab Isfahan secara turun temurun dan dilestarikan para ulama di sana. 

Madzhab Isfahan yang didirikan Mir Damad merupakan sebuah aliran pemikiran yang 

melestarikan pemikiran Mulla Sadra sebagai salah satu tokohnya. Pemikirannya tentang al-hikmah 

al-muta'aliyyah atau "teosofi transcendental" menambah kuatnya pemahaman tentang 

pengetahuan metafisika pada pemikiarn filsafat yang menjadi pangkal pemikiran, dan menjadi 

pengantar yang bagus menuju pengetahuan tasawuf. Maka tidak heran jika kaum Syi'ah termasuk 
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Riwayat pendidikan Nasr diawali sejak dalam lingkungan keluarganya. 

Ayahnya cukup paham tentang kebutuhan Nasr atas pendidikan sejak dini. 

Sebelum berpindah ke Amerika dalam rangka belajar formal ilmu modern di umur 

13 tahun, Nasr memperoleh pendidikan tradisional di Iran. Pendidikan tradisional 

ini diperoleh secara formal dan informal. Pendidikan informalnya diperoleh dari 

keluarganya, terutama dari ayahnya menyangkut masalah-masalah filosofis dan 

teologis. Selain itu Nasr juga memperoleh inspirasi intelektualnya melalui 

keikutsertaan dia dalam membaca dan mendengarkan tanggapan terhadap wacana-

wacana yang didiskusikan oleh orang-orang yang mengunjungi ayahnya. Proses 

pembelajaran seperti ini terjadi saat Nasr baru menginjak usia dua belas tahun.  

Sedangkan pendidikan tradisional formalnya diperoleh di madrasah Teheran. 

Selain itu oleh ayahnya, Nasr juga dikirim untuk belajar di lembaga atau 

madrasah pendidikan di Qum yang diasuh langsung Allamah T}abat}aba>'i> dalam 

rangka belajar filsafat, teologi, tasawuf, dan ilmu Al-Qur’an.  Sehingga Nasr yang 

tergolong cerdas, menguasai sederet keilmuan terutama Islam, terpenuhi 

kebutuhan intelektualnya sejak masa kecil.3 

Terdapat hal menarik dalam pola pengajaran keagamaan dalam mazhab 

Syiah, yaitu penggunaan pola mengajar yang metodologis dan sistematis, seperti 

metode formal agama, metode intelektual dan penalaran intelektual, metode 

intuitif atau penyingkapan spiritual.4 Ketiga metode tersebut merupakan tahapan 

 
pembela tasawuf yang gigih. Mereka sering disebut sebagai para "filosof tradisional". Lihat Mehdi 

Aminrazavi, "Persia" dalam Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam (ed.) Seyyed Hossein Nasr dan 

Oliver Leaman (Bandung: Mizan, 2003), jilid II, h. 1376-1380. 
3 Lihat selengkapnya, Seyyed Hossein Nasr, An Intellectual Autobiography h. 9. 
4
 M. Thabathaba'i, Islam Syiah (Jakarta: Graffiti Press, 1989), h. 95-129. 
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belajar untuk memahami aspek-aspek ajaran Islam dalam Syiah. Metode pertama 

digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman formal yang mencakup 

hukum-hukum dalam fiqh, mempelajari Al-Qur'an dan Hadits. Dalam belajar 

formal ini para murid diajarkan bagaimana hukum-hukum fiqh dipahami dengan 

baik dan benar yang bersesuaian dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadits. Hal 

mana yang boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan hal mana yang tidak 

boleh dilakukan. Dengan kata lain pendidikan tentang syariat Islam dilakukan di 

tahap awal untuk melandasi para murid tentang akhlak, tata cara beribadah hingga 

cara hidup bersosial masyarakat. 

Pada tahap kedua digunakan metode intelektual yang berusaha 

membimbing para murid menggunakan logika intelektual ‘aqliyyah untuk 

memahami realitas-realitas hingga dapat diterima secara rasional dan mudah 

dalam proses memahami. Pelajaran tentang filsafat, kalam dan logika diberikan 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ajaran agama tidak dapat diterima dengan 

lebih baik tanpa diajarkannya ilmu-ilmu tersebut. Hal ini penting karena dalil-dalil 

keagamaan yang ada harus dijelaskan dengan benar dan diterima oleh rasio 

sebelum diimplementasikan. Doktrin dalam pelajaran syariat formal harus 

diterima akal yang kemudian diyakini dengan sepenuhnya. 

Pada tahap ketiga para murid diajarkan tentang ilmu rasa yang berbasis 

pengetahuan intuitif. Pelajaran ini membimbing para murid untuk mengetahui dan 

memahami Realitas Tertinggi dengan melakukan perjalanan ruhani. Pelajaran 

irfani menjadi ilmu utama yang diajarkan guna membimbing murid memahami 

dan melakukan hal ini. Ketajaman intuisi dan peningkatan kadar spiritualitas 
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menjadi target utama untuk menuju al-H}aqq atau Yang Maha Benar. Pada tingkat 

pendidikan pertama dan kedua di atas murid telah terarahkan menuju kadar 

keimanan yang mantap, sedangkan di tataran pembelajaran yang ketiga ini para 

murid diajak memasuki dunia makna dan kebenaran hakiki. 

Inilah sistem pembelajaran formal secara umum dalam mazhab Syiah 

dengan metode pembelajaran yang membimbing para muridnya menggunakan 

nalar baya>ni>, burha>ni> dan ‘irfa>ni> secara terstruktur. Proses pembelajaran sejak dari 

yang fisik menuju metafisik, dari realitas terendah menuju Realitas Tertinggi dan 

dari jasmaniah menuju ruhaniah. Sistem inilah yang menjadi ciri khas dan tradisi 

keberagamaan kaum tradisional5 dan masyarakat Timur dalam memandang 

realitas. 

Pada masa ini usia Nasr menginjak tiga belas tahun dan bertepatan saat 

arus modernisasi Barat semakin gencar memasuki dunia Timur. Ayah Nasr Seyyed 

Valiullah Nasr cukup menyadari situasi tidak kondusif ini sehingga segera 

mengambil tindakan. Hal yang harus dilakukan adalah menyelamatkan puteranya 

agar tidak terkena imbasnya, dengan membekali Nasr perangkat ilmu tradisional 

semenjak dini sebelum belajar ilmu-ilmu lainnya. Selain itu keinginan 

membendung arus modernisasi ini harus dilakukan dengan mempelajarinya di 

dunia asalnya, maka dikirimlah Seyyed Hossein Nasr untuk belajar di Barat, 

tepatnya di Amerika Serikat. 

 
5 Tradisionalime dalam konteks Islam bertujuan untuk mengembalikan kesadaran 

manusia pada fitrahnya, pada dirinya yang azali, yang hakiki, bahwa manusia adalah makhuk 

Tuhan yang terikat dengan perjanjian primordialnya, sebagai makhluk yang sadar akan 

kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan. Lihat Ali Maksum, Tasawuf Sebagai Pembebasan Manusia 

Modern: Telaah Signifikansi Konsep “Tradisionalisme Islam” Seyyed Hossein Nasr (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003), h. ix. 
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Dalam otobiografinya, Nasr menceritakan secara detail perasaan duka 

yang dirasakan saat harus berpisah dengan kedua orang tuanya. Sebelum 

berangkat ke Amerika, ayahnya terluka dalam sebuah kecelakaan dan Nasr 

mengetahui bahwa ayahnya tidak akan sembuh dari sakitnya. Saat Nasr 

berpamitan pada ayahnya, rupanya itulah saat terakhir bagi dia melihat wajah 

ayahnya. Beberapa tahun semenjak kepergiannya ke Amerika Serikat, ayahnya 

wafat sementara Nasr tidak dapat pulang untuk menghadiri pemakaman ayahnya. 

Kedatangan Nasr di Amerika pada usia muda, menandai awal dari sebuah periode 

baru dalam hidupnya yang sama sekali berbeda, dan karena itu, terputus dari 

kehidupan awalnya di Iran.6 

Sebagai seorang yang intens memperjuangkan ajaran tradisional dan nilai-

nilai ketimuran, Seyyed Valiullah Nasr melanjutkan obsesinya yakni dengan 

mengirim putranya Seyyed Hossein Nasr belajar pertama-tama ke Peddie School 

di Hightstown, di negara bagian New Jersey. Pada tahun 1950 Nasr berhasil 

menamatkan pelajaran di sekolah tersebut dengan berbagai prestasi yang 

memuaskan. Di sekolah ini pula, dalam jangka sekitar empat tahun Nasr 

memperoleh pendalaman berbagai pengetahuan seperti bahasa Inggris, sains, 

sejarah Amerika, kebudayaan Barat dan agama Kristen. Setelah menyelesaikan 

pendidikan di Peddie, Nasr kemudian melanjutkan ke Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), salah satu perguruan tinggi teknologi terbaik dunia hingga 

sekarang. Di institusi pendidikan ini Nasr memperoleh pendidikan tentang ilmu-

ilmu fisika dan matematika teoretis di bawah bimbingan Bertrand Russel yang 

 
6 Wahyuddin Halim, Sufisme dan Krisis Spiritual Manusia Modern; Studi atas Pemikiran 

Metafisika-Sufistik Seyyed Hossein Nasr h. 25. Lihat juga Nasr, An Intellectual Autobiography h. 

2-5. 
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dikenal sebagai seorang filsuf modern. Alasan yang mendasari Nasr memilih 

bidang fisika tersebut terbilang signifikan yaitu untuk memperoleh pengetahuan 

tentang hakikat segala hal terutama pada tingkat realitas fisik. Di sisi lain Nasr 

banyak memperoleh pengetahuan tentang filsafat modern yang cenderung 

empiris. 

Seiring berjalannya pembelajaran, tepatnya di akhir tahun pertama Nasr 

mulai merasa tertekan dengan suasana ilmiah yang cenderung angkuh dengan 

positivismenya. Lebih jauh dari itu, Nasr menemukan bahwa banyak pertanyaan 

metafisik yang telah menjadi perhatian dia sejak lama ternyata tidak ditanyakan 

dalam lingkungan akademik di MIT, apalagi mendapatkan jawabannya. Oleh 

karena itu, dia mulai merasakan keraguan yang serius tentang apakah fisika dapat 

mengantarkan dia ke suatu pemahaman tentang sifat realitas fisik. Keraguannya 

mendapatkan peneguhan ketika filsuf Inggris terkemuka, Bertrand Russell (1872-

1970), dalam suatu diskusi kelompok kecil mengatakan bahwa fisika tidak 

membahas tentang sifat realitas fisik per-se|, melainkan tentang struktur 

matematika yang terkait dengan tanda-tanda baca.7 Sejak saat itu menurut 

pengakuannya, Nasr mengalami krisis dan pergolakan intelektual serta spiritual 

yang hebat, meski tidak sampai meruntuhkan keyakinannya terhadap Tuhan. 

Namun tetap saja menimbulkan efek “negatif” yaitu membuat elemen 

fundamental tertentu dalam struktur pandangan dunianya goyah, misalnya 

pemahamannya tentang makna hidup, signifikansi pengetahuan dan sarana untuk 

menemukan Kebenaran (dengan K besar). Nasr kemudian bersiap-siap 

 
7 Wahyuddin Halim, Sufisme dan Krisis Spiritual Manusia Modern; Studi atas Pemikiran 

Metafisika-Sufistik Seyyed Hossein Nasr h. 26. 
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meninggalkan bidang fisika dan MIT serta Amerika Serikat dalam upaya mencari 

Kebenaran. Namun demikian, kedisiplinan yang kuat yang ditanamkan ayahnya, 

mencegahnya dari meninggalkan studinya. Nasr tetap melanjutkan kuliah di MIT 

dan berhasil lulus dengan pujian, sekalipun hatinya tidak lagi dengan fisika.8 

Selama dalam proses pendidikan di Amerika, bukan hanya bersinggungan 

dengan Bertrand Russel, pada masa-masa berikutnya di jenjang pendidikan 

lanjutan Nasr kemudian banyak bertemu dengan para guru besar lainnya seperti, 

Profesor Georgio De Santillana seorang ahli metafisika, filsuf Italia terkenal dan 

sejarawan sains. Padanya Nasr banyak mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan 

metafisika yang telah lama terpendam dan mendapatkan cukup banyak informasi 

dan pengetahuan tentang filsafat Timur. Dia diperkenalkan dengan tradisi 

keberagamaan di Timur seperti Hinduisme, pemikiran-pemikiran para peneliti 

Timur, seperti Frithjof Schuon tentang perennilaisme, dan juga mulai bersentuhan 

dengan pemikiran Rene Guenon, A. K. Coomaraswamy, Titus Burchardt, Louis 

Massignon dan Martin Lings. 

Dalam pengakuan Nasr, berkat perjumpaannya dengan metafisika 

tradisional dan filsafat perennial (philosophia perennis) melalui karya para tokoh 

yang disebutkan di atas, dia kemudian dapat mengatasi kegalauan intelektual yang 

sedang ia hadapi. Nasr melihat pada tokoh-tokoh tersebut strategi dan kemampuan 

mengatasi krisis intelektual dan spiritual yang telah mereka alami dan kemudian 

mendapatkan kepastian intelektual. Sejak saat itu, Nasr yakin bahwa ada sesuatu 

yang dapat dipastikan sebagai Kebenaran dan bahwa sesuatu itu dapat dicapai 

 
8 Wahyuddin Halim, Sufisme dan Krisis Spiritual Manusia Modern, h. 27. Lihat juga, 

Seyyed Hossein Nasr, An Intellectual Autobiography h. 5-10. 
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melalui pengetahuan secara intelektual, dibimbing langsung serta diterangi oleh 

cahaya Ilahi. Kecintaannya sejak kecil dalam mencari pengetahuan kini muncul 

kembali dalam dirinya tetapi pada tingkatan yang lebih tinggi dan lebih 

mendalam. Tulisan-tulisan Schuon tentang filsafat tradisional yang memberi 

penekanan utama pada kebutuhan untuk menjalankan disiplin ruhaniah serta 

pengetahuan teoretis berperan penting dalam menentukan arah kehidupan 

intelektual dan spiritual Nasr sejak itu.9 

Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan di MIT, Nasr kemudian 

melanjutkan studi di Universitas Harvard, Amerika Serikat dalam bidang geologi 

dan geofisika. Dalam bidang tersebut, Nasr meraih gelar Master tepatnya di tahun 

1956 dan tidak lama berselang Nasr kemudian kembali melanjutkan kuliahnya 

untuk mendapatkan gelar Ph.D. dalam bidang sejarah sains di kampus yang sama. 

Dalam penelusuran sejarah sains, Nasr berkehendak meninjau bentuk-bentuk lain 

dari sains yang berkembang sepanjang sejarah, adakah sains yang terpisah dari 

Barat modern, dan ingin memahami alasan mendasar mengapa sains modern 

berkembang sedemikian adanya. 

Selama menjalani pendidikan di Harvard, Nasr benar-benar memanfaatkan 

kesempatan yang ada dengan tidak melewatkan waktu tanpa hal-hal bermanfaat 

berkaitan ilmu pengetahuan. Bahasa Arab yang menurutnya tergolong ilmu 

fundamental kembali dipelajari di Harvard, meski pendalaman kajiannya hanya 

mendapat peneguhan setelah kembali di Iran dengan belajar langsung pada para 

guru tradisionalnya. Selain itu, di Harvard juga Nasr banyak melakukan 

 
9 Wahyuddin Halim, Sufisme dan Krisis Spiritual Manusia Modern, h. 29. 
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kunjungan ke negara-negara tetangga seperti Inggris, Prancis, Swiss, Spanyol, 

Italia, dalam rangka memperluas cakrawala intelektualnya. Dalam salah satu 

kunjungannya berhasil bertemu perintis terkemuka filsafat perennial, Frithjof 

Schuon dan Titus Burckhardt. Dua tokoh ini disebut-sebut memberi dampak dan 

kontribusi besar terhadap kehidupan intelektual dan spiritual Nasr. Tidak hanya 

itu, Nasr juga berkunjung ke Maroko di Afrika Utara dan mencoba bersentuhan 

langsung dengan praktek sufisme ajaran wali sufi besar asal Maroko, Syaikh 

Ahmad al-Alawi (1869-1934). Tradisi pendidikan yang digeluti selama di Harvard 

setidaknya menjadi saksi atas pembentukan corak intelektual dan spiritual Nasr 

yang menjadi penentu perjalanan karir kedepannya. 

Dalam proses penulisan disertasinya Nasr memperoleh bimbingan dari tiga 

orang profesor, yaitu Bernard Cohen, Hamilton Gibb dan Harry Wolfson. 

Disertasi ini selesai dengan judul "Conceptions of Nature in Islamic Thought" 

(Konsepsi-konsepsi tentang alam dalam pemikiran Islam), yang kemudian 

dipubilkasikan oleh Harvard University Press pada tahun 1964 dengan judul An 

Introduction to Islamic Cosmological Doctrines. Dengan selesainya disertasi ini 

Nasr kemudian mendapat gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam usia yang 

cukup muda yaitu 25 tahun tepatnya pada tahun 1958.10 

 

 

 

 

 
10 Lihat Chittick, Preface..., xiv. Lihat juga Wahyuddin Halim, Sufisme dan Krisis 

Spiritual Manusia Modern; Studi atas Pemikiran Metafisika-Sufistik Seyyed Hossein Nasr h. 31. 
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2. Karya-karya Intelektualnya 

Beberapa karya Nasr antara lain:11 

a. Islam and the Plight of Modern Man (1975). 

Buku ini mengurai tentang warisan atau tradisi intelektual dan spiritual 

Islam seraya memaparkan metode-metode penerapaannya dalam konteks dunia 

modern. Buku ini juga menekankan pada masalah-masalah mendasar yang 

dihadapi oleh manusia dunia modern dengan merujuk pada Islam atau nilai-nilai 

tradisional sebagai alternatif ideal penyelesaiannya. 

b. Ideals and Realities and Islam (1966). 

Buku ini mengurai secara terperinci tentang karakteristik Islam dan upaya 

menjadikan wahyu sebagai sumber inspirasi ilmu pengetahuan. 

c. Science and Civilization in Islam (1968). 

Buku ini berisi penyadaran terhadap kalangan Muslim mengenai hal-hal 

yang harus dibenahi dalam menyerap ilmu pengetahuan Barat dan 

memperkenalkan kepada pembaca-pembaca Barat tentang isi dan spirit sejarah 

sains Islam dalam perspektif tradisional. Lewat buku ini juga, Nasr 

memperkenalkan prinsip-prinsip agama, metafisika, dan filsafat dalam Islam. 

d. Living Sufism (1980). 

Buku ini berisi beberapa persoalan masa kini yang dihadapi dunia modern 

pada umumnya dan dunia Islam pada khususnya. Dalam buku ini menilai bahwa 

 
11 Ali Maksum, dikutip dalam Skripsi Absori, Konsep Tanggung Jawab Menurut Seyyed 

Hossein Nasr dan Aktualisasinya dalam Pendidikan Islam (Semarang: UIN Wali Songo, 2008), h. 

42-46. 
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problem dunia modern lebih ditunjang pada kekeliruan mendudukkan prinsip-

prinsip dan pemahaman dasar. 

e. Knowledge and the Sacred (1981). 

Dalam buku ini Nasr menjelaskan Islam Tradisional secara esensial, dan 

seperti apa kontradiksi yang ada dalam dunia modern. Mengkaji secara mendalam 

tentang pengetahuan suci, scientia sacra, dari berbagai titik pandang agama-

agama. Dalam buku ini juga Nasr mengajak semua manusia untuk kembali 

menjelajah ke sumber-sumber ilmu pengetahuan yang dari Timur khususnya 

Islam. 

f. A Young Muslim’s Guide to The Modern World (1993). 

Buku ini khusus memberikan bimbingan kepada generasi muda Muslim 

dalam menghadapi dunia modern yang sekuler. Dengan pemahaman mendalam 

tentang tradisi dunia modern setidaknya dapat mengenali sejauh mana pemikiran 

modern mempengaruhi dunia Islam dalam kurang dari dua abad belakangan ini. 

Dalam buku ini juga Nasr memperkenalkan tentang warisan klasik Islam dan 

karakteristik dunia modern. Diharapkan generasi muda Islam akrab dengan 

warisan klasik sehingga dalam menghadapi dunia modern mampu memfilter dan 

tidak mudah menggoyah keimanannya. 

g. Introduction to Islamic Cosmological Doctrin (1987). 

Merupakan kajian kosmologi Islam dalam perspektif tradisional yang 

sangat komprehensif, buku ini mengkaji tokoh dan ilmuwan Muslim yang 

mendapat perhatian Nasr adalah Ikhwa>n al-S}afa>, Ibn Si>na> dan al-Bi>ru>ni>. Dan 

buku ini merupakan perbaikan tesis MA nya yang diajukan di MIT. 
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h. Three Muslim Sages (1964). 

Buku ini memperkenalkan tiga pemikir Islam dan merupakan ekposisi 

Nasr tentang filsafat Islam yang meliputi tiga aliran penting aliran Peripatetik, 

Illuminasi dan Irfani. 

i. Man and Nature: the Spiritual Crisis of Modern Man (1997). 

Buku ini merupakan bahan ceramahnya yang disampaikan di Chicago 

University yang berisi tentang bagaimana seharusnya manusia memandang dan 

menyikapi alam semesta. Dalam buku ini juga Nasr memberikan alternatif 

bagaimana menghindar dari krisis dengan menghimbau agar manusia 

mengendalikan hawa nafsu, dan menjadikan alam sebagai “theophany” atau 

“tajjali>” Tuhan yang tampak secara nyata. 

j. Sufi Essays (1991). 

Dalam buku ini, Nasr melakukan pengkajian yang cukup menyentuh dan 

sempurna menyangkut tradisi sufisme sejak dari akar sejarahnya serta 

memberikan alternatif kepada manusia bagaimana sufisme dapat dipraktekkan 

dalam dunia modern yang materialistik. 

k. Islamic Science an Illustrated Study (1968). 

Buku ini terbit pada tahun 1976 dan berusaha menolak tuduhan bahwa 

Islam hanya mewarisi ilmu dan kebudayaan dari bangsa-bangsa sebelumnya tanpa 

memiliki originalitas. 
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l. Islamic Life and Thought (1981). 

Buku ini merupakan penjelasan tentang usaha untuk menjawab bahwa 

tasawuf bukanlah merupakan biang keladi (dijadikan kambing hitam) atas 

kemunduran Islam dari konfrontasi Barat, tetapi kehancuran umat Islam 

disebabkan oleh penghancuran tasawuf dan tarekat sufi oleh gerakan-gerakan 

rasionalisme puritan Islam. 

m. Traditional Islam in the Modern World (1987). 

Buku ini hendak mengurai pandangan tradisional Islam dan menunjukkan 

dimana letak perbedaan dan pertentangannya terhadap perspektif-perspektif Islam 

yang lainnya. Melalui buku ini Nasr menegaskan tujuan pendidikan, bahwa tujuan 

pendidikan Islam bukan hanya terbatas pada pelatihan pikiran melainkan juga 

pelatihan seluruh wujud diri manusia. 

n. Islamic Art and Spirituality (1981). 

Buku ini berisi tentang seni Islam yang dihasilkan oleh para pemikir Islam 

dengan merujuk pada gagasan tentang tauhid, yang menjadi inti dari wahyu Islam. 

Nasr menyatakan bahwa seni Islam memainkan peran penting dalam masyarakat 

manusia, yaitu suatu peran yang membangkitkan dzikir dan tafakur tentang 

Tuhan. 

o. Religion and Religions: The Challenge of Living in a Multireligious World 

(1966). 

Buku ini merupakan kelanjutan pemikiran Nasr sebelumnya dalam rangka 

mencari titik temu agama-agama di dunia. 
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p. The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity (2002). 

Buku ini menjelaskan beberapa aspek mendasar dari Islam dan upaya 

mendiskusikan isu-isu tersebut secara luas sesuai dengan pendapat mayoritas 

umat Islam yang dapat dipahami oleh masyarakat dunia Barat. 

B. Genealogi Pemikirannya 

Menelusuri genealogi pemikiran seorang tokoh besar merupakan hal 

prinsipil, agar bisa menilai sejauh mana capaian dan kemadirian pemikiran tokoh 

tersebut. Namun satu hal yang juga menjadi penting diperhatikan, sebagaimana 

dinyatakan Muhammad Iqbal: 

Prosedur semacam itu (penelusuran rangkaian pembentuk pemikiran) tentu 

mempunyai nilai sejarah yang besar asalkan tidak membuat kita 

mengabaikan fakta fundamental bahwa pikiran manusia mempunyai suatu 

individualitas yang mandiri. Dan dengan membangkitkan inisiatifnya 

sendiri, secara bertahap dapat berkembang dari dirinya, kebenaran-

kebenaran yang bisa diantisipasikan oleh pikiran-pikiran lain bertahun-

tahun yang lalu. Tidak ada ide yang dapat menangkap jiwa suatu bangsa, 

kecuali dalam arti ide itu adalah milik bangsa itu sendiri. Pengaruh-

pengaruh luar kiranya membangkitkannya dari ketidaksadarannya yang 

dalam. Akan tetapi pengaruh-pengaruh itu bisa dikatakan, tidak dapat 

menciptakannya dari ketiadaan.12 

Wahyuddin Halim dalam menilai pandangan Iqbal di atas, 

mengungkapkan bahwa ini adalah ideal dalam mendudukkan posisi kemandirian 

pemikiran seorang tokoh. Dalam pernyataannya, jika ditelusuri dengan mendalam 

dan komprehensif struktur pemikiran dari seorang pemikir, maka akan tampak 

bahwa sesungguhnya rangkaian pengaruh terhadap pemikiran-pemikirannya 

 
12 Muhammad Iqbal, Metafisika Persia; Suatu Sumbangan untuk Sejarah Filsafat Islam, 

terj. Joebaar Ayoeb (Bandung: Mizan, 1990), h. 85.   
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berasal dari sumber yang luas dan kompleks.13 Nasr dengan latar kelahiran tanah 

Persia (Iran), sejak kecil telah menimba khazanah ilmu pengetahuan tradisi Persia 

dengan kadar intelektual yang cukup signifikan. Beberapa pemikir Timur yang 

berpengaruh terhadap pembentukan pemikiran Nasr, yakni Suh}rawardi>, Ibnu 

‘Arabi>, Mulla> S}adra>, dan Alla>mah T}aba>t}aba‘>i. Sedangkan untuk pemikir Barat, 

Nasr dipengaruhi oleh pemikir-pemikir metafisik dan mistis seperti Rene Guenon, 

Titus Buckhardt, Martin Lings, terutama Fritjhof Schuon. 

Meski usia Nasr terbilang masih sangat belia ketika berhijrah menimba 

ilmu di dunia Barat, namun secara mental Nasr telah terbentuk oleh sistem 

pengetahuan tradisional yang terbilang matang, di samping kecerdasannya yang 

memang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan ketika masa pendidikan di Barat yang 

modern dan cenderung bertolak belakang dengan peradaban Persia, Nasr tidak 

sedikit pun terpengaruh. Justru pada praktisnya Nasr kemudian intens mengkritik 

fenomena Barat yang dinilainya menjadi sebab kemunduran intelektual manusia. 

Semasa belajar di Barat, Nasr banyak meluangkan banyak waktu untuk 

bertemu dengan para pemikir Barat yang mengkaji Islam dari berbagai macam 

perspektif. Selain belajar tentang ilmu sains, Nasr juga tertarik kembali 

mempelajari ilmu-ilmu metafisika, khususnya metafisika Timur yang banyak ia 

dapatkan di perpustakaan-perpustakaan Barat. Ketertarikannya terhadap disiplin 

keilmuan ini tidak lepas dari latar belakang kehidupannya sebagai seorang Iran 

yang kental dengan budaya mistis. 

 
13 Wahyuddin Halim, Sufisme dan Krisis Spiritual Manusia Modern, h. 63. 
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Pemikiran yang terbilang paling mempengaruhi Nasr pada periode 

pendidikan di Barat adalah filsafat perennial. Di antara para tokohnya yang paling 

berpengaruh adalah Frithjof Schuon, seorang perennialis dan peletak dasar 

pemahaman esoteris Islam. Dalam beberapa kesempatan Nasr sangat memuji 

pemikiran dan karya-karya Schuon, terutama yang berjudul Islam and the 

Perennial Philoshopy sebagai ungkapan yang paling mengagumkan dan paling 

lengkap dari philosophia perennis yang ada di dunia sekarang. Nasr sangat 

mengagumi Schuon, sehingga ia memberikan gelar kepadanya sebagai My 

Master. Tokoh lain yang juga banyak mempengaruhi Nasr adalah Rene Guenon 

yang banyak memberikan pijakan kritis atas filsafat modern guna 

membersihkannya dan memberikan jalan bagi kehadiran metafisika yang sejati. 

Rene Guenon14 merupakan salah satu tokoh yang banyak mempengaruhi orientasi 

tradisionalisme Nasr, peletak pandangan metafisis hermetisme, serta sebagai 

bagian yang penting dalam tradisi pemikiran perennial. 

Sedangkan di Timur (Islam) dalam alur perkembangan filsafatnya, 

terutama pasca al-Gazali dengan bukunya Taha>fut al-Fala>sifah (kerancuan para 

filsuf), tradisi filsafat terus berkembang melalui kegigihan Ibnu Ru>syd} (1126-

1198), Ibnu Ba>jja>h (1095-1138), dan Ibnu Tufa>i>l (1110-1185). Menyusul 

 
14

 Rene Geunon terbilang banyak berkontribusi memberikan pandangan-pandangan 

metafisis dalam filsafat perennial, yang berisi kritik atas filsafat Barat modern. Dan yang paling 

urgen adalah dia juga seorang tokoh utama dalam perspektif tradisional di dunia modern yang 

banyak berbicara tentang makna Tradisi. Selain itu dia juga banyak “menyerang” dan menentang 

filsafat secara kategoris. Ia menolak semua filsafat kecuali Hermetisme dan mengidentikkan 

dengan pemikiran profan. Berikut sebagian dari karya-karyanya adalah Introduction to the Study of 

Hindu Doctrin, terj. M. Phallis (London: 145); “De I’innefaillibllite” dalam Apercus I’initiation 

(Paris: 1946); Autorite Spirituelle et Pouvoir Temporal (Paris: 1929); The Reign of Quantity and 

the Sign of Time, terj. Lord Nothbourne (Baltimore: 1973); The Crisis of Modern World, terj. 

M.Phallis dan Nicholson (London: 1975). Lihat selengkapnya dalam Nasr,”Tentang Tradisional” 

dalam Perenialisme h. 161, 166, 173, 174, 175. 
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setelahnya di kawasan Persia Nasi>r ad-Di>n at-T{u>si (1201-1247).15 Yang 

dengannya kemudian muncul tradisi filsafat Isfahan. Tokoh-tokoh aliran ini antara 

lain; Baha>’ ad-Di>n A>mi>li> (1547-1621), Mir Damad (w. 1632), Mi>r Abul Qa>sim 

Findiriski>, dan Mulla > Muh}ammad Ba>qi>r Majli>si> (1616-1698). Karakteristik utama 

pemikiran religio-filosofis tradisi Isfahan adalah apa yang dalam khazanah 

intelektual Islam dikenal dengan al-h}ikmah (theosophy), yaitu ajaran yang 

menekankan pengetahuan esoteris dalam mencapai pengetahuan tertinggi melalui 

penjelasan logis dan intelektual.16 

Pada perkembangannya lahir pula tradisi filsafat Illuminasi (al-h}ikmah al-

isyraqiyyah) dengan pertalian tradisi Isfahan yang tidak terputus. Keduanya 

menekankan pada tradisi esoteris sebagai basis ajarannya. Pendiri tradisi 

Illuminasi ini adalah Syiha>b ad-Di>n Yah}ya> ibnu H}abasy ibnu Ami>rak as-

Suh}rawardi> (1153-1191). Dalam kesempatan yang lain disebut dengan nama 

Suh}rawardi> al-Maqtu>l (yang terbunuh), dan oleh para muridnya disebut Syaikh al-

Isyra>q (guru penerang). Isyra>qiyyah merupakan tradisi filsafat yang menekankan 

perolehan pengetahuan melalui suatu pencerahan spiritual, dan bukan 

menekankan terutama melalui nalar (rasionalisasi). Wujud dalam aliran ini, 

identik dengan cahaya, sedangkan sumber segala cahaya adalah Tuhan. Makin 

tinggi tingkatan sebuah maujud, makin tinggi pula intensitas cahayanya, dan 

sebaliknya. Ketinggian itu sekaligus menunjukkan kedekatan entitas tersebut 

kepada Tuhan. Makin dekat kepada Tuhan, Sang Sumber Cahaya, maka makin 

 
15 Lihat selengkapnya dalam Majid Fakhri, Sejarah Filsafat Islam, terj. Mulyadhi 

Kartanegara (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986). 
16 Wahyuddin Halim, Sufisme dan Krisis Spiritual Manusia Modern; Studi atas 

Pemikiran Metafisika-Sufistik Seyyed Hossein Nasr h. 64-65. 
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banyak cahaya yang dapat diserap, dan makin besar peluang bagi pencerahan 

spiritual.17 

Suh}rawardi> dalam perjalanan intelektual filosofis dan mistisnya 

melahirkan banyak karya, salah satunya yang terpenting al-h}ikmah al-Isyra>qiyyah 

(Teosofi Pencerahan Timur), yang menurut Nasr menjadi wasiat asasi filsafat 

Illuminasi hingga hari ini. Dalam kesempatan lain Nasr menyebut Illuminasi 

menjadi rangkaian pewaris tradisi Hermes tentang al-h}ikmah. Ketika meninjau 

lebih jauh tentang pertalian pemikiran irfani Nasr dengan Suhrawardi, dapat 

dijumpai pada beberapa argumentasi Nasr dalam karya-karyanya, kerap 

menghadirkan Suhrawardi. Satu contoh diantaranya tentang teori lima derajat 

tauhid. Fakta demikian kiranya cukup menjadi bukti Suh}rawardi> adalah tergolong 

inspirator atau sumber utama pemikiran-pemikiran filosofis Nasr, terutama 

menyangkut metafisika (irfani) dan kosmologi. 

Pasca S}uhrawardi>, muncul Ibnu ‘Arabi > sebagai salah satu pendahulu 

Mulla Shadra yang dikenal dengan pembagiannya akan pengetahuan ke dalam 

tiga klasifikasi. Pertama, pengetahuan intelektual (‘Ilm al-‘aql) yang bisa dicapai 

lewat metode demonstrasi (burha>ni>) yang bersifat logis. Kedua, kesadaran akan 

keadaan-keadaan batin pikiran, yang tak mampu didefinisikan dan dibuktikan oleh 

akal (rasio), melainkan harus dirasakan (eksperiensial). Yang ketiga, pengetahuan 

tentang yang gaib (‘Ilm al-asra>r) yang terjadi karena adanya emanasi (wahyu atau 

ilham) dari ruh suci ke dalam pikiran, tapi akal mampu merumuskannya secara 

 
17 Haidar Bagir, Epistemologi Tasawuf, h. 96.  



77 
 

 
 

intelektual.18 Selain itu Ibnu ‘Arabi > juga dikenal dengan predikat “Bapak Sufistik” 

atas doktrin esoterisme. Doktrin tersebut sangat jelas dalam karyanya yang paling 

terkenal, al-Futu>h}a>t al-Makki>yah (Wahyu-wahyu Mekah) dan Fusu>s al-H}i>ka>m 

(Segi-segi Kebijakan) sebagai magnum opus-nya. Dalam komentarnya, Henry 

Corbin mengatakan, pengaruh paling besar terhadap sufisme dan spiritualitas 

dalam Islam bukanlah kupasan agnostis yang saleh dari al-Gaza>li>, tetapi doktrin 

esoteris Ibnu ‘Arabi > dan aliran-alirannya.19 

Kemudian ada doktrin manusia sempurna (al-Insa>n al-Ka>mi>l) dalam 

tradisi mistis Ibnu Arabi >, yang juga bertalian erat dengan doktrin wahdatul wuju>d 

dari Ibnu ‘Arabi >. Doktrin al-Insa>n al-Ka>mi>l adalah doktrin yang menggambarkan 

bahwa manusia dalam dirinya mencakup semua nama dan sifat Tuhan. 

Konsekuensi ontologis sifat teomorfis ini, di mana kedirian manusia mencakup 

semua nama Tuhan yang menampakkan dirinya pada alam sebagai keseluruhan, 

menjadikan manusia mencakup pula semua realitas alam. Manusia adalah totalitas 

alam, dan dengan demikian maka manusia disebut miniatur alam (mikrokosmos), 

al-Insa>n al-Ka>mi>l adalah perpaduan semua nama dan sifat Tuhan serta semua 

realitas. 

Lebih jauh dalam konsep manusia sempurna Ibnu ‘Arabi >, merupakan awal 

dari konsep nububiyah, yaitu ketika nabi Muhammad Saw mati sebagai tubuh, 

namun nu>r (cahaya) Muhammad tetap ada, sebab dia adalah “sebagian” dari 

Tuhan. Insan kamil tidak lain merupakan cerminan dimana al-H}aqq bisa melihat 

 
18 Haidar Bagir, Epistemologi Tasawuf, h. 95.  
19 Henry Corbin, Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi, terj. Ralph Manheim 

(Princeton N.J.: Princeton Univ.Press, 1981), h. 9. 
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diri-Nya atau akal yang mengetahui kesempurnaan sifat-sifat-Nya. Preoses yang 

harus dilalui oleh seseorang untuk menjadi manusia sempurna adalah al-takhallu>q 

bi ahlaqilla>h (berahlak dengan ahlak Allah), yaitu berahlak dengan nama-nama 

Tuhan. Takhallu>q adalah membuat nama Tuhan yang telah ada secara primordial 

dalam diri kita menjadi aktual. Dengan ketaatan mutlak kepada Tuhan, tidak lain 

merupakan salah satu upaya dalam mengaktualisasikan nama Tuhan di dalam diri.  

Seorang manusia sempurna mengejawantahkan kesempurnaan dirinya melalui 

realitas esensialnya, yang merupakan realisasi dari nama-nama Tuhan. Semua 

manusia memiliki esensi yang tetap, sebagaimana halnya dengan wujud Tuhan. 

Namun mereka mengalami berbagai transformasi dan transmutasi dengan cara 

berpartisipasi dalam ke-baqa >’-an dan penyingkapan diri Tuhan.20 

Dengan menelusuri doktrin-doktrin irfani yang dikemukakan Nasr, tampak 

dengan jelas bahwa dia banyak mengelaborasi doktrin-doktrin kosmologi sufi 

Ibnu ‘Arabi >, terutama tentang wah}dah al-wuju>d dan al-Insa>n al-Ka>mi>l. Nasr 

bahkan menegaskan bahwa doktrin-doktrin irfani pada dasarnya hanya berkisar 

pada dua doktrin di atas. Selanjutnya, Nasr secara eksplisit mengklaim dirinya 

sebagai pengikut tradisi tersebut (wah}dah al-wuju>d) dan sangat tertarik kepada 

penafsiran irfani ini.21 

Tidak berjarak jauh dengan corak pemikiran Ibnu ‘Arabi >, Mulla> S}adra> 

pada perkembangan selanjutnya meneruskan tradisi filsafat mistis yang menjadi 

jantung filsafat Islam. Nasr dalam menilai Mulla > S}adra> mengatakan, di tangan 

 
20 William C. Chittick, The Sufi Path of Knowledge, terj. Tuhan Sejati dan Tuhan-tuhan 

Palsu (Yogyakarta: Qalam, 2001), h. 100-101. 
21 Wahyuddin Halim, Sufisme dan Krisis Spiritual Manusia Modern, h. 69. 
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Mulla> S}adra>lah pemikiran para filsuf Muslim sebelumnya seperti Ibnu Sina, 

Suh}rawardi>, Ibnu ‘Arabi >, dan konsep-konsep teologi, tersintesiskan dalam sistem 

metafisik yang cukup luas dan kompleks. Mulla > S}adra> juga disebutkan sebagai 

pendiri mazhab baru filsafat, yang berupaya untuk mempertemukan berbagai 

aliran pemikiran yang berkembang di kalangan kaum Muslim, dalam hal ini 

tradisi Aristotelian dan Neoplatonis yang diwakili figur-figur Al-Fara>bi> dan Ibnu 

Si>na>, Filsafat Illuminasionis (Isyra>qiyyah) Suh}rawardi>, pemikiran ketunggalan 

wujud irfani Ibnu ‘Arabi >, serta tradisi kalam (teologi dialektis) yang pada saat itu 

telah memasuki tahap filosofisnya melalui figur Nas}r al-Di>n al-T}usi> (w. 1273 M). 

Tak hanya menghimpun empat aliran pemikiran di atas, S}adra> menunjukkan 

pengetahuan yang mendalam tentang Al-Qur’an dan hadist seraya menyelaraskan 

pemikirannya dengan kedua sumber ajaran Islam itu sehingga membentuk 

mazhab baru yang dapat dikatakan lebih “islami”.22 

Dalam menilai Sad}ra>, terutama melalui karya terbesarnya yakni Al-Asfa>r 

al-Arba‘ah (empat perjalanan spiritual), Nasr sangat mengapresiasi dan 

mengatakan bahwa karya inilah yang paling monumental dalam tradisi filsafat 

Islam; dengan menyelaraskan secara menyeluruh argumen rasional, illuminasi 

yang diterima dari kesadaran spiritual dan wahyu, yang dalam pengertian tertentu 

menandai puncak aktivitas intelektual selama seribu tahun dalam dunia Islam.23 

Salah satu indikasi kekaguman Nasr pada pemikiran Shadra adalah lontaran 

pujian yang berulang-ulang pada S}adra>, juga aktivitas belajar Nasr pada sejumlah 

 
22 Haidar Bagir, Epistemologi Tasawuf, h. 95.  
23 Seyyed Hossein Nasr, dalam Wahyuddin Halim, Sufisme dan Spiritual Manusia 

Modern, h. 72-73. 
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ulama tradisional pengikut Shadra di Iran secara intens dan saksama. Nasr juga 

menyadur beberapa kaidah pemikiran S}adra>, salah satunya dalam bidang metafisis 

tentang prinsip-prinsip keesaan, gradasi wujud, dan prinsipalitas wujud. 

Yang terpenting pula dikemukakan mengenai pemikiran Nasr adalah 

pengaruh dari tradisi mazhab Syiah. Di atas telah dijelaskan terlebih dulu bahwa 

Nasr lahir dan bertumbuh dalam lingkungan keulamaan dengan tradisi teologi dan 

esoterisme Syiah tradisional. Salah satu tokoh yang memberikan pengaruh 

mendalam pada Nasr perihal Siyah adalah Muhammad Husein T}abat}abai> yang 

juga pembimbing Nasr dalam bidang tafsir Al-Qur’an. Dapat disimpulkan bahwa 

secara umum bentuk dari konstruk pemikiran Nasr berbasis pada tradisi 

intelektualisme Islam, terutama dalam hal ini adalah filsafat Peripatetik Ibnu Sina, 

filsafat Illuminasi Suh}rawardi>, filsafat mistis (irfani teoretis) Ibnu ‘Arabi >, Teosofi 

Transenden Mulla > S}adra>, dan teologi esoterisme Syiah. Selain itu, sebagaimana 

telah diulas sebelumnya, Nasr juga mendapat pengaruh dari para intelektual Barat 

proses pendidikan disana. 

C. Bentuk Epistemologi Irfani Seyyed Hossein Nasr 

Dalam perspektif Nasr, epistemologi irfani merupakan pengetahuan 

terhadap realitas, yang mengakar dalam jantung setiap tradisi agama-agama. 

Pengetahuan ini bisa juga diidentikkan dengan metafisika sebagaimana yang 

dipahami secara tradisional. Oleh Nasr, pengetahuan suci ini secara konsepsi 

bukanlah ilmu baru yang dicetuskan olehnya, dan Nasr sendiri tidak pernah 
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mengklaimnya sebagai hasil dari pemikiran orisinalnya. Tradisi irfani tidak lain 

adalah warisan dan tradisi pemikiran yang hidup jauh sebelumnya. 

Nasr dikenal sebagai seorang tradisionalis karena pemikirannya yang 

berbasis tradisi. Menurut Nasr, inti dari tradisi adalah metafisika, sains tentang 

Yang Real. Nasr mengartikan metafisika sebagai “sains tentang Yang Real, asal 

usul, dan tujuan segalanya, Yang Absolut dan, dalam terang Yang Absolut, yang 

realtif.24 Bagi Nasr, metafisika adalah sains yang hanya dapat diraih dengan intuisi 

intelektual, bukan melalui penalaran (ratiocination).25 

Dalam pemikiran Nasr, metafisika dan filsafat adalah dua hal yang 

berbeda. Nasr memahami metafisika sebagai thoeria, tentang realitas yang 

realisasinya diraih hanya melalui kesucian dan kesempurnaan spiritual, yang 

menurutnya hanya diperoleh dalam tradisi yang diwahyukan. Kedudukan 

metafisika, gnosis dan Scientia Sacra, semua sama dan satu kesatuan menurut 

Nasr.26 Sedangkan filsafat bagi Nasr, terutama yang berkembang dalam dunia 

modern adalah filsafat yang terbatas pada pengetahuan teoritis, bercerai dari 

realisasi spiritual, dan puncaknya pada pembatasan arti intelek sebagai rasio 

manusia.27 Sebelum lebih jauh, penting ditekankan tentang terminologi Yang 

Real. Nasr menggunakan sejumlah istilah untuk menyebut Yang Real (The Real), 

dalam berbagai karyanya, seperti dalam Knowledge and the Sacred, disebutkan 

 
24 “Metaphysics…is the scienceof the real, of the origin and end of things, of absolute 

and, in its light, the relative.” Seyyed Hossein Nasr, Man and Nature: The Spiritual Crisis in 

Modern Man (London: Mandala Unwin Paperback, 1990), h. 81. 
25 M. Subhi Ibrahim, Manusia Teomorfis: Dalam Antropologi Metafisis Seyyed Hossein 

Nasr (Bekasi: Pustaka Al-Muqsith, 2022), h. 12. 
26 Seyyed Hossein Nasr, Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man (London: 

Mandala Unwin Paperback, 1990), h. 81. 
27 M. Subhi Ibrahim, Manusia Teomorfis, h. 66. 
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istilah The Principle (Yang Prinsip), The Ultimate Reality (Realitas Tertinggi). 

Juga istilah God (Tuhan) dipadankan dengan Yang Real terutama bila dikaitkan 

dengan agama. Sejumlah istilah di atas digunakan secara bergantian oleh Nasr, 

dimana maknanya semua sama yaitu Yang Real. 

Metafisika sebagai sains Yang Real adalah pengetahuan primer dan 

fundamental atau kebijaksanaan yang “datang sebelum” dan mengandung prinsip-

prinsip seluruh sains.28 Nasr menegaskan dalam Knowledge and the Sacred, 

bahwa metafisika adalah sains tertinggi tentang Yang Real, atau disebut juga 

Scientia Sacra, yaitu pengetahuan suci yang berada di jantung tiap wahyu, yang 

merupakan pusat lingkaran yang meliputi dan menentukan tradisi.29 Dalam 

konteks Islam dan tradisi Timur, Nasr memahami bahwa metafisika atau gnosis 

adalah bentuk tertinggi pengetahuan dan terwujud dalam “kebijaksanaan orang-

orang suci” (the wisdom of the sains).30  

Nasr menilai, metafisika adalah satu-satunya ilmu yang dapat 

membedakan antara Yang Absolut dan yang relatif, antara penampakan dan 

kenyataan. Dalam filsafat Islam secara umum, dikenal pembagian atau tingkatan 

realitas dan melalui metafisika inilah dapat dilihat tingkatan realitas (level of 

reality) dan keadaan wujud (state of being). Metafisika juga dipandang sebagai 

 
28 Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and the Sacred (New York: State University of New 

York Press, 1989), h. 120. 
29 Nasr, Knowledge and the Sacred h. 119. 
30 Seyyed Hossein Nasr, Science and Civilization Islam (Chicago: ABC International 

Groups, 2001), h. 337. 
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dimensi esoteris, di mana setiap tradisi disatukan oleh metode spiritual yang 

diturunkan oleh sumber-sumber tradisi tersebut.31  

Dalam Knowledge and the Sacred, Nasr melakukan pembedaan-

pembedaan antara Yang Real atau Yang Prinsip sebagai Realitas yang berlawanan 

dengan semua yang tampak (penampakan). Nasr menyebut penampakan sebagai 

kenyataan namun bukan sebagai realitas dalam arti tertinggi.32 Yang Prinsip yang 

disebut juga sebagai Yang Absolut adalah bukan relatif, terdapat perbandingan 

yang sangat jauh diantara keduanya. Nasr juga melakukan pembedaan atau 

perbandingan antara yang Tak Terhingga dengan yang terbatas; Yang Tunggal 

dengan multiplisitas (keberagaman); Substansi Tertinggi dengan aksiden; Esensi 

dengan bentuk (form). Dengan kata lain, Yang Real atau Yang Prinsip; Melampaui 

Wujud (Beyond Being) sekaligus Wujud (Being), sedangkan tatanan multiplisitas 

terdiri atas eksistensi-eksistensi. Yang Prinsip adalah ada (being) sementara yang 

lain adalah menjadi (becoming); ia adalah abadi sementara semua yang 

tereksternalisasi mengalami perubahan.33 

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa visi dari metafisika Nasr 

adalah unitif dan bukan dualitas. Maka dari itu, semua kontradiksi-kontradiksi 

ontologis dalam bingkai metafisika Nasr merupakan satu kesatuan dan saling 

melengkapi. Dengan kata lain, yang satu tidak akan pernah ada tanpa keberadaan 

yang lain. Kontradiksi-kontradiksi yang ada tidak menunjukkan dua realitas yang 

berdiri sendiri, melainkan satu realitas dari dua aspek yang berbeda. Dalam 

 
31 Seyyed Hossein Nasr, Encounter of Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern 

Man (London-Boston-Sydney-Wellington: Unwin Paperbacks, 1990), h. 81. 
32 Nasr, Knowledge and the Sacred h. 121.  
33 Nasr, Knowledge and the Sacred h. 121. 
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perspektif akbarian (mazhab Ibnu Arabi), kontradiksi-kontradiksi itu disebut al-

jam’bain al-addad (kesatuan antara kontradiksi-kontradiksi). Dalam filsafat Barat 

juga ditemukan kesatuan-kesatuan kontradiksi tersebut dalam istilah coincidentia 

oppositorum.34 Adapun kesatuan kontradiksi-kontradiksi tersebut dalam 

metafisika Nasr dapat dilihat ketika Nasr mendeskripsikan yang Tunggal itu 

sebagai Alpha-Omega, Kekosongan-Kepenuhan, Yang Batin-Yang Lahir, Supra 

Wujud-Wujud, Transenden-Imanen. Salah satu contoh yang bisa ditunjukkan, 

pengetahuan unitif melihat dunia bukan sebagai ciptaan yang terpisah dari Yang 

Prinsip, melainkan suatu manifestasi yang disatukan melalui simbol-simbol.35 

Tentang Realitas yang disebut juga Absolut, Tak Terhingga, 

Kesempurnaan dan Kebaikan Tertinggi, inilah yang menjadi sumber kemunculan 

dunia atau multiplisitas. Realitas menjadi sumber kelahiran kemungkinan-

kemungkinan, termasuk dunia yang mengalir dari ketakterhinggaan dan kebaikan 

dari Yang Real. Maka dari itu, ketika berbicara tentang kebaikan, sama halnya 

berbicara tentang manifestasi, penciptaan ataupun pengungkapan. Dalam konteks 

Tuhan sebagai Realitas, Nasr mengaitkan antara keabsolutan dengan ketunggalan. 

Hal ini tampak dalam pernyataannya “menyatakan bahwa Tuhan adalah tunggal 

berarti menyatakan keabsolutan-Nya dan melihat Dia dalam Dirinya sendiri.”36 

Menurut Nasr, metafisika tidak hanya berbicara tentang Yang Real, tetapi 

juga tentang manifestasi dari Yang Real. Dunia sebagai manifestasi dari Kebaikan 

adalah baik karena Kebaikan (Yang Real, Yang Ilahi) mesti dipantulkan dalam 

 
34 Kautsar Azhari Noer, Ibn Arabi: Wahdat al-Wujud dalam Perdebatan (Jakarta: 

Paramadina, 1995), h. 66. 
35 Nasr, Knowledge and the Sacred h. 123-124. 
36 Seyyed Hossein Nasr, The Need for a Sacred Science (London and New York: 

Routledge Curzon, 2004), h. 8. 
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tatanan termanifestasi. Seluruh kualitas kebaikan dari keabsolutan harus terpantul 

dalam eksistensi segala sesuatu. Ketakterhinggaan terpantulkan di dunia dalam 

bentuk-bentuk yang beragam dalam ruang yang tidak terbatas, dalam waktu yang 

tanpa akhir, dalam keberagaman bentuk yang tanpa henti, dalam multiplisitas 

tanpa akhir, serta dalam materi, yang secara potensial mengambil bentuk-bentuk 

tanpa akhir dan tidak berujung.37 

Kebaikan terpantul dalam seluruh tatanan kosmos melalui kualitas dirinya 

sendiri, sebagaimana diperlukan seluruh eksistensi yang ada. Mulai dari ruang 

yang sifatnya memelihara, waktu yang mengubah dan transformasi, bentuk-

bentuk yang memantulkan kualitas, bilangan yang menunjukkan kuantitas tak 

terhingga, substansialitas materi yang tak terhingga, adalah merupakan kondisi-

kondisi eksistensi, baik dalam dunia fisik maupun dunia transenden (dunia atas) 

yang menjangkau the Divine Empyrean (Singgasana Ilahi).38 

Seperti pada pembahasan sebelumnya, tradisi irfani dalam perspektif Nasr 

terbentuk dari rangkaian pemikiran-pemikiraan yang mendahuluinya. 

Pemikirannya dalam satu sisi sepenuhnya berbasis tradisi intelektualisme Islam, 

seperti filsafat Peripatetik Ibnu Sina, filsafat Illuminasi Suh}rawardi>, filsafat mistis 

(irfani teoretis) Ibnu ‘Arabi >, Teosofi Transenden Mulla > S}adra>, dan teologi 

esoterisme Syiah. Di sisi lain, sebagaimana telah diulas juga, mendapat pengaruh 

intelektual Barat yang cukup signifikan selama proses pendidikan disana. Dalam 

hal ini Nasr sebagai pelanjut tradisi filsafat mistis layak dikategori memiliki 

 
37 Nasr, Knowledge and the Sacred h. 122-123. 
38 Nasr, Knowledge and the Sacred h. 123. 



86 
 

 
 

kepiawaian meramu titik perjumpaan dari ragam pemikiran di atas, walaupun 

tetap memiliki titik-titik perbedaan dan kemandirian masing-masing. 

Sekaitan dengan pengetahuan maka menurut Nasr, tujuan tertinggi dari 

manusia adalah mencapai kebenaran. Apa yang Nasr maksud dengan pencapaian 

kebenaran? untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Nasr mengutip ayat Al-

Qur’an yang artinya sebagai berikut “Ingatlah ketika Musa berkata kepada 

keluarganya, ‘sesungguhnya aku melihat api. Aku kelak akan membawa 

kepadamu kabar darinya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu 

dapat berdiang’"39 

Api merupakan simbol dari Kebenaran Ilahi. Dalam ayat di Al-Qur’an di 

atas Nasr menemukan tiga frasa kunci yakni, “Membawa kabar dari api”, “melihat 

suluh api” dan “berdiang/dibakar oleh api”. Ketiganya adalah simbol bagi tiga 

bentuk pengetahuan, yakni. 

a) “Membawa kabar dari api” merupakan symbol dari ‘ilm al-yaqi>n, pengathuan 

pasti dan didasarkan pada deskripsi yang dapat dipercaya.40 

b) “Melihat suluh api” merupakan simbol ‘ain al-yaqi>n, penglihatan kepastian, 

melihat langsung kebenaran. 

c) “Dibakar api” adalah simbol haqq-al-yaqi>n kebenaran meyakinkan dengan 

“menjadi” kebenaran itu sendiri.41 Bagi Nasr, jalan spiritual adalah upaya 

menaiki tangga kepastian hingga terbakar oleh Kebenaran. Terbakar adalah 

 
39  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Depag: 1998), QS. Al-Naml: 7). 
40  Martin Lings menyamakan ‘ilm al-yaqin dengan doktrin mistis (mystical doctrine). 

Bagi Ling, doktrin mistis terkait dengan pikiran. Doktrin mistis mengajak pikiran untuk 

mentransendensikan dirinya sendiri. Lihat: Lings, What is Sufism, 63. 
41 Menjadi kebenaran sama dengan menjadi Tuhan. Pandangan seperti ini bisa kita 

temukan pada Plotinus. Plotinus pernah berkata seperti yang dikutip Agis Uzdaninys, “perhatian 

kita bukanlah bebas dari dosa tetapi menjadi Tuhan”  
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ungkapan lain bagi “realisasi kebenaran” (tah}aqqu>q). Pribadi yang matang 

secara spiritual disebut muh}aqqi>q. 

Theoria atau visi Kebenaran lahir dari “pembakaran oleh Kebenaran”. 

Sehingga pencari Kebenaran mesti melampaui doktrin dan tidak terperangkap 

olehnya. Dia mesti mengolah spiritualitasnya dengan menggunakan metode 

tertentu, lalu merealisasikan Kebenaran agar terbakar olehnya. Sehingga sufisme 

adalah sesuatu yang tidak sekedar memperbincangkan kebenaran tetapi upaya 

sungguh-sungguh untuk menjadi Kebenaran itu sendiri. Nasr mengingatkan 

bahwa bicara tentang Kebenaran (‘ilm al-yaqi>n) adalah sesuatu yang mudah, 

namun tidak demikian bagi ikhtiar untuk merealisasikan Kebenaran. 

Nasr juga sempat mengutip pernyataan kristus dalam injil Yohannes, “di 

rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal”. Salah satu tafsir terhadap perkataan 

Kristus tersebut bahwa ada banyak agama yang mengarah pada Tuhan. Lalu Nasr 

memperluas tafsir tersebut, “terdapat berbagai jenis jalan spiritual. Beberapa 

didasarkan pada pengorbanan dan peniadaan diri, beberapa lainnya pada iman dan 

devosi, dan beberapa pada cinta dan beberapa pada pengetahuan.”42 

Sesuai dengan prinsip Tauhid, sufisme memadukan jalan spiritual. Islam 

didasarkan pada pengetahuan tentang ketunggalan Tuhan. Menurut Nasr, 

pengetahuan tersebut bukanlah sekedar pengetahuan mental, tetapi juga 

merupakan “penerang” yang akan membimbing pemiliknya begitu pula yang ada 

di sekitarnya. Pengetahuan yang membimbing dan mengembalikan manusia pada 

Sumbernya, yang Nasr istilahkan dengan “Matahari Supernal”.  

 
42 Nasr, The Garden, 31.  
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Dalam sufisme, para pencari kebenaran disebut dengan al-‘arif billa>h, 

yakni orang yang mengetahui karena Tuhan. Bukan orang yang memiliki 

pengetahuan tentang Tuhan akibat dari upaya yang disengaja. Nasr menuliskan 

“tugas kita adalah membuka tabir dalam diri yang menghalangi pengetahuan yang 

menyatukan tersebut”.43 

Bagi Nasr, cahaya merupakan perlambang bagi pengetahuan. Hal ini 

dikaitkan dengan perkataan nabi “pengetahuan adalah cahaya” serta firman Tuhan 

yang berbunyi “Tuhan adalah Cahaya langit dan bumi”. Eksistensi merupakan 

sinar yang memencar dari Matahari Ilahi termasuk dalam hal ini adalah 

pengetahuan itu sendiri, sebab dalam sufisme pengetahuan adalah wujud. 

Sehingga berdasarkan segala asumsi-asumsi tersebut Nasr menyimpulkan 

“Semakin seseorang mengetahui secara mendasar, bukan hanya secara diskursif, 

semakin orang itu mengada.”44  

Karakteristik dari “pengetahuan mendasar” terutama jika mencapai 

tingkat tertinggi adalah menyatunya antara yang mengetahui, pengetahuan dan 

yang diketahui. Mengetahui Kebenaran melalui diri seutuhnya, berarti menjadi 

kebenaran itu sendiri. Mengingat bahwa akar dari ke-Aku-an manusia adalah 

Yang Ilahi, maka Nasr berada pada posisi yang membela pernyataan al-H}alla>j, 

“ana> al-H}aqq”. Bagi Nasr, kata “ana” dalam perkataan al-H}alla>j tidak menunjuk 

pada “aku/ego individual”, tetapi menunjuk pada ke-Aku-an yang berakar kuat 

pada Diri Yang Ilahi. 

 
43  “Our duty is to remove the veils within that prevent such a unitive knowledge from 

taking place” Nasr, The Garden, 31-32. 
44  “The more one knows in a principle manner, and not discursively, the more one is”, 

Nasr, The Garden, 32. 
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Menurut Nasr, Teori Kebenaran terdapat dalam doktrin irfani sedangkan 

realisasi kebenaran terdapat pada praktik hidup (amalan) spiritual dalam irfani. 

Doktrin irfani bukan sekedar spekulasi filosofis tapi merupakan buah dari 

pengalaman/realisasi spiritual, dan berfungsi sebagai peta bagi struktur realitas 

yang akan digunakan untuk mengatasi segala bentuk hijab menuju Tuhan. Doktrin 

irfani merupakan ‘ilm al-yaqi>n dan realisasi kebenaran adalah haqq al-yaqi>n. 

Secara teoritis Doktrin barangkali dianggap sebagai sesuatu yang mendahului 

amalan (realisasi), namun segala bentuk amalan (realisasi) akan bisa memperkaya 

balik doktrin irfani. Dalam doktrin irfani, terdapat Theoria (kontemplasi 

mendalam atas kebenaran), walaupun berangkat dari pikiran namun untuk bisa 

memahami sepenuhnya apa yang dikontemplasikan maka dibutuhkan praktek, 

karena pemahaman mendalam dalam irfani mesti melibatkan “keseluruhan diri”. 

Bagi Nasr, doktrin irfani merupakan awal-akhir jalan irfani. Disebut awal 

karena berfungsi dalam rangka menyajikan peta menganai kebenaran dasar 

mengenai hakikat realitas, serta Kebenaran Puncak tentang realitas Tertinggi. 

Hingga akhirnya mencapai gnosis (ma’rifah), di mana kebenaran terealisasi apa 

adanya. 

Menurut Nasr, sekaitan dengan pengetahuan irfani menekankan pada 

upaya pengenalan Yang Ilahi sebagai Kenyataan Tertinggi. Nasr menuliskan 

“Kebenaran Tertinggi adalah kebenaran tentang Yang Tertinggi”45 Pengetahuan 

tertinggi (supreme knowledge) bersumber pada intellectus46 ketika ditelusuri asal 

 
45  “The highest truth is the truth of the Highest, and the knowledge of the supreme reality 

is supreme knowledge.” Nasr, The Garden, 34. 
46

 Intellectus dalam perspektif Nasr berada di atas akal; nalar (reason) dengan sifat dasar 

mampu memperoleh pengetahuan secara langsung (direct experience). Intelektus dengan 
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muasalnya, memiliki pertalian erat dengan sistem filsafat Suh}rawardi>, yaitu al-

‘ilm al-h}ud}u>ri> atau knowledge by presence. Ilmu hud}u>ri> dalam pandangan 

Suhrawardi, merupakan pengetahuan yang didasarkan pada sesuatu yang nyata 

dan hadir dengan sendirinya (self evident), serta memiliki objek yang swa-

objektif. Dengan kata lain, realitas kesadaran dan yang disadari oleh diri secara 

eksistensial adalah sama.47 Mehdi Aminrazavi mengatakan, hubungan antara 

kesadaran dan objek kesadaran mengandaikan beberapa premis ontologis, yaitu: 

Pertama, terdapat hubungan ontologis antara pengetahuan dan being. Kedua, ada 

semacam pengetahuan primordial yang diperoleh manusia sebelum dia lahir ke 

dunia. Ketiga, hal-hal aksidental dalam diri manusia menghambat aktualisasi 

pengetahuan primordial ini. Dengan membersihkan hal-hal aksidental ini manusia 

dapat mencapai pengetahuan tersebut. Keempat, dalam diri manusia ada ranah 

yang merupakan percikan dari Tuhan. Lewat ranah inilah; ketika dipelihara 

kesuciannya, manusia dapat mengenal Tuhan. Karena itu ada resiprositas antara 

ranah ketuhanan ini dengan Tuhan itu sendiri. Pengetahuan semacam itu diperoleh 

melalui inteleksi, yang menurut Suhrawardi, merupakan salah satu bentuk vision 

(musya>hadah), yang dengannya seseorang bisa melihat arketip-arketip dalam 

dunia imajinal.48 

Konsep pengetahuan tertinggi (supreme knowledge) juga bisa ditemukan 

akarnya dalam konsep Ibnu ‘Arabi > tentang pengetahuan intuitif, yang menurutnya 

merupakan pengetahuan tentang kebenaran itu sendiri, yakni pengetahuan atas 

 
demikian, mempunyai konotasi kapasitas mata hati, satu-satunya elemen yang ada pada manusia, 

yang sanggup menatap bayang-bayang Tuhan yang diisyaratkan alam semesta. 
47 Mehdi Hairi Yazdi, Ilmu Hudhuri, h. 51. 
48 Mehdi Aminrazavi, “The Intellectual Contributions of Seyyed Hossein Nasr,” dalam 

Mehdi Aminrazavi dan Zailan Moris, The Complete Bibliography of, h. xx-xxi. 
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realitas-realitas dari segala sesuatu sebagaimana adanya. Pengetahuan semacam 

ini, kadang disebut oleh Ibnu ‘Arabi > sebagai ma’rifah, yang merupakan 

pengetahuan kudus (divine science). Pengetahuan ini sangat mirip dengan kategori 

pengetahuan ketiga dari Spinoza, yaitu scientia intuitive, yang menurutnya 

merupakan suatu keadaan dimana kesadaran manusia terserap dalam Amor 

Intellectualis (dei). Demikian seterusnya dengan seluruh pengaruh pemikiran 

lainnya sebagaimana telah dibahas di atas, secara esensial memiliki titik 

persinggungan epistemik dengan Nasr. Sehingga dengan demikian, jelas bahwa 

konsep pengetahuan suci ini dapat terverifikasi akarnya dalam tradisi kearifan 

Islam yang universal. 

Bagi Nasr realitas tertinggi/prinsip (supreme reality) tertinggi tidak dapat 

diketahui dengan cara berpikir biasa. Realitas tertinggi tidak bisa dipahami oleh 

pikiran biasa. Secara kebahasaan kata “memahami” (comprehend) berakar dari 

Bahasa Latin yang juga berarti “meliputi” dan “merangkul”, namun realitas Ilahi 

sebagai realitas tertinggi (supreme reality) merupakan sesuatu yang tak terbatas. 

Bagaimana mungkin sesuatu yang Tak Terbatas bisa dirangkul sepenuhnya oleh 

pikiran yang terbatas? 

Lalu apa yang mesti dilakukan oleh manusia dalam rangka mengetahui 

realitas tertinggi? Nasr menjawab pertanyaan tersebut dengan mengutip perkataan 

Meister Eckhart (w. 1328) “…..Dengan terjun ke laut Ketuhanan, berenang di 

Samudera Ketuhanan”.49 Menurut Nasr, intelek manusia ibarat anak panah yang 

dapat melesat ke realitas tertinggi, namun setelah diberi kuasa oleh realitas 

 
49 “The only way to know It is to plunge into the Sea of Divinity, to swim in Ocean of the 

Godhead…..” Nasr, The Garden, 35. 
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tertinggi itu sendiri melalui proses penyatuan (union). Hal ini membuat manusia 

dapat berbicara tentang realitas tertinggi namun dengan kata-kata yang tidak 

memadai, sehingga ungkapan ketuhanan yang lebih memadai adalah yang bersifat 

apofatik50, bahwa Tuhan tidak terjangkau oleh segala bentuk kata-kata yang 

dimiliki oleh manusia.  

Epistemologi irfani juga dapat bermakna ad-din dalam pengertian yang 

seluas-luasnya, yang mencakup semua aspek agama dan percabangannya, disebut 

as-sunnah, yaitu apa yang didasarkan pada model-model sacral yang telah 

menjadi tradisi sebagaimana kata ini umumya dipahami. Bisa juga diartikan as-

silsilah, yaitu rantai yang mengkaitkan setiap periode, episode atau tahap 

kehidupan dan pemikiran di dunia tradisional kepada sumber.51 Ibaratnya, tradisi 

ini seperti sebuah pohon yang akar-akarnya tertanam melalui wahyu di dalam sifat 

Ilahi dan darinya tumbuh batang serta cabang-cabang sepanjang zaman. Ataupun 

seperti kebenaran kudus yang langgeng, teguh, kearifan yang abadi, serta 

penerapan prinsip-prinsipnya bersinambung dalam konteks segala ruang dan 

masa. Islam tradisional memandang manusia bukan sebagai makhluk yang 

terpenjara oleh akal semata sebagaimana yang dipahami pada zaman renaisans, 

tetapi sebagai makhluk yang suci. Manusia suci menurut Nasr, hidup di dunia 

yang mempunyai asal maupun pusat. Dia hidup dalam kesadaran penuh sejak asal 

 
50  Apofatik adalah menjelaskan Tuhan secara negative (via negative), Tuhan adalah Yang 

Maha Bukan, Bukan ini, bukan itu. Dalam sufisme disebut al-shumtu atau “diam di hadapan 

Tuhan”. 
51

 Seyyed Hossein Nasr, Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern (Bandung: 

Pustaka, 1994), h. 4. 
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yang mengandung kesempurnaannya sendiri dan berusaha untuk menyamai, 

memiliki kembali, dan mentransmisikan kesucian dan keutuhan awalnya.52 

Nasr menjelaskan bahwa di dalam doktrin irfani terdapat konsep Realitas 

Tertinggi sebagai “Realitas yang tak terucapkan”, namun karenanya segala bentuk 

ungkapan metafisis menjadi mungkin, sehingga Realitas yang tak terucapkan bisa 

diucapkan melalui kategori-kategori positif. Saat Realitas Tertinggi coba 

diucapkan dengan kategori-kategori positif, maka disitulah metafisika bermula.  

Menurut Nasr, irfani menggunakan simbol-simbol dalam mengungkapkan 

kebenaran, seperti cahaya, wajah, cinta, Nama-Nama dan Sifat-Sifat-Nya. Bahkan 

dalam irfani terdapat semacam ilmu khusus untuk mengkaji Nama-Nama Tuhan 

beserta implikasi teoritis dan praktisnya. Dalam irfani ada doktrin bahwa Nama-

Nama Tuhan diwahyukan langsung oleh-Nya, sehingga bila seseorang 

memanggil-Nya dengan Nama-Nama-Nya, maka Tuhan sendiri yang akan 

menjawab panggilan tersebut.53 Dalam doktrin tersebut terdapat pembedaan antara 

Dzat-Nya, Nama-Nya dan Sifat-Nya. Nama-Nama dan Sifat-Sifat merupakan 

penjelmaan diri (ta’ayyu>n) awal dari Dzat-Nya. 

Nasr lanjut menjelaskan bahwa pada tingkatan Dzat-Nya yang ada 

hanyalah ketunggalan absolut, karena segala sesuatu hanyalah “pancaran” 

(emanasi) dari-Nya. Sedangkan pada tingkat Nama-Nya dan Sifat-Nya terdapat 

kemajemukan (pluralitas), namun tidak merusak ketunggala absolut. Pada tingkat 

Nama-Nya dan Sifat-Nya, mengemuka kemajemukan paling awal dalam bentuk 

dualitas berupa feminine/maskulin. Sehingga Nama-Nama-Nya terbagi dalam dua 

 
52

 Seyyed Hossein Nasr, Intelektual Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997), h. 18. 
53 Nasr, The Garden, 35-36. 
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kategori, yakni Nama-Nama-Nya yang menggambarkan keagungan-Nya (Jala>l), 

dan Nama-Nama-Nya yang menggambarkan keindahan-Nya (Jama>l). Nama-

Nama-Nya bukanlah sekedar nama, namun kenyataan yang mewakili aspek-aspek 

realitas ke-Ilahian, begitu pula segala bentuk realitas ciptaan. Nasr menjelaskan 

“Ilmu tentang Nama-Nama adalah kunci untuk mengetahui diri kita sendiri, 

tentang dunia, dan tentang Tuhan sebagai jalan Kembali ke Asal kita.”54 

Dalam pandangan Nasr, pengetahuan/pengenalan akan Kenyataan 

Tertinggi (Supreme Reality) akan mengantarkan manusia pada konsep Kesatuan 

Transenden transcendent oneness), atau juga dikenal sebagai doktrin kesatuan 

wujud (unity of being). Doktrin ini menjelaskan bagai Realitas Tertinggi yang juga 

disebut sebagai “yang Melampaui Wujud” (Beyond-Being) mendeterminasi diri-

Nya menjadi Wujud (being). Wujud (being) yang dimaksud di sini adalah “Tuhan 

sebagai pribadi” yang disebut dengan perbagai nama dalam kebudayaan dan 

tempat berbeda. Dari Being lalu “memancar” lah Logos in Divinis yang biasa 

disepadankan dengan Firman Tuhan atau dalam doktrin sufisme disebut dengan 

al-h}aqi>qat Muh}ammadiyyah. Logos in Divinis inilah yang nantinya menjadi asal-

usul eksistensi universal melalui kun-fa-yaku>n. 

Kebenaran akan kesatuan wujud (unity of being) tidak hanya sekedar 

untuk diketahui tetapi lebih tepatnya dialami. Pengalaman akan kebenaran ini 

akan mungkin jika tirai ego lenyap, dan “percikan ilahi” yang dalam diri manusia 

berfungsi sebaik mungkin. Tuhan menjadi mata yang dengannya manusia melihat, 

 
54 “…The key for knowledge of ourselves, of the world, and ultimately of God as well as 

the means of return to our origin. “Nasr, The Garden, 37. 
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dan manusia menjadi mata yang dengannya Tuhan melihat. Tuhan adalah cahaya 

yang dengannya manusia melihat segalanya.55 

Lebih jauh tentang manusia, doktrin tradisional mendudukkan manusia 

secara primordial sebagai sumber kemanusiaan, yaitu menjadi refleksi total 

mengenai Ilahi dan realitas pola dasar yang mengandung posibilitas-posibilitas 

eksistensi kosmik. Sifat primordial dan paripurna tentang manusia dalam tradisi 

sufisme disebut “manusia sempurna” (al-insa>n al-ka>mil). Doktrin-doktrin 

sapiensial kuno Graeco-Aleksandrian juga menyinggung hal yang sama, yang 

menyatakan bahwa realitas manusiawi mempunyai tiga aspek fundamental. 

Pertama, realitas dari pola dasar alam semesta. Kedua, instrumen atas makna 

dimana wahyu turun ke dunia. Ketiga, model sempurna untuk kehidupan spiritual 

dan pemancar pengetahuan esoteris. Dengan kebajikan realitas manusia universal, 

manusia terestrial dapat memperoleh akses ke pewahyuan dan tradisi, sehingga 

tersucikan. Akhirnya, melalui realitas yang tak lain daripada aktualisasi realitas 

manusia itu sendiri, manusia mampu mengikuti jalan sempurna yang akhirnya 

memungkinkan memperoleh pengetahuan suci hingga menjadi dirinya sendiri 

secara sempurna.56 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa urgensi dan orisinalitas 

pemikiran Nasr tentang tradisi pengetahuan suci terletak dalam usahanya 

mengelaborasi pengetahuan suci dari tradisi Timur; terutama tradisi Islam dan 

 
55 Nasr, The Garden, 37-38 
56

 Seyyed Hossein Nasr, Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern (Bandung: 

Pustaka, 1994), h. 192. 
 

. 
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memformulasikan kerangka argumentasi untuk mendukung urgensi pengetahuan 

suci tersebut, yang diharapkan bisa menawarkan dan memberi solusi bagi krisis 

kemanusiaan Barat, secara khusus, dan kemanusiaan secara keseluruhan. Dengan 

demikian, Nasr berupaya mengelaborasikan dan menyampaikan kebenaran tradisi 

Timur dengan menggunakan bahasa kontemporer.  
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BAB IV 

ANALISIS SIGNIFIKANSI EPISTEMOLOGI IRFANI SEYYED  

HOSSEIN NASR DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA  

PERADABAN MODERN 

 

A. Gambaran tentang Problematika Peradaban Modern 

Secara historis, peradaban modern ditandai oleh pemikiran dua tokoh 

utama yakni, Rene Descartes (1596-1650 M) dan Francis Bacon (1561-1626 M). 

Masa ini juga disebut era revolusi industri yang terjadi di Inggris pada abad ke-18 

dimana paradigma antroposentris mendominasi.1 Paradigma antroposentris 

mengandaikan kebebasan manusia dalam berkehendak, berkreasi, dan 

menggunakan akal semata untuk berpikir. Manusia tidak lagi terpenjara oleh 

tradisi yang irasional dalam menjalankan kehidupan, namun dituntun oleh 

rasionalitas dan optimisme dalam mengatasi segala problematika dengan akalnya. 

Peradaban dunia modern mencapai kematangannya di abad ke-17 dengan 

mengandaikan paradigma Cartesian-Newtonian sebagai pandangan dunianya 

(world-view). Ada beberapa tokoh yang dikategorikan sebagai pembentuk 

paradigma dunia modern, di antaranya, Rene Descartes (1596-1650 M) dan Isaac 

Newton (1643-1727 M) sebagai penggerak utama dan Francis Bacon (1561-1626 

 
1
 Antroposentris merupakan tinjauan memusat pada manusia atau suatu paham bahwa 

manusialah yang merupakan pusat alam semesta. Lihat Pius A. Partanto dan M. Dahlan al Barry, 

Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Penerbit Arkola, tt), h. 38. Bandingkan, antroposentrisme 

merupakan paham sekuler dalam tradisi filsafat yang menempatkan manusia sebagai penentu bagi 

dirinya sendiri, dan merupakan cara dan jalan hidup serta standar bagi semua aspek kehidupan. 

Lihat Loren Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 69. 
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M), Nicolas Copernicus (1473-1543) dan Galileo Galilei (1564-1642) sebagai 

tokoh-tokoh pendukung.2 

Paradigma Cartesian-Newtonian, selain berhasil melahirkan kemudahan-

kemudahan dalam kehidupan manusia melalui kecanggihan sains dan 

teknologinya, juga melahirkan reduksi terhadap kompleksitas dan kekayaan 

kehidupan manusia. Pandangannya yang mekanistik terhadap alam melahirkan 

berbagai macam kekacauan, seperti pencemaran air, udara, tanah, yang pada 

gilirannya mengancam kembali kehidupan manusia. Metodologi ilmiah 

eksperimental dan rasional analitis yang ditekankan secara berlebihan telah 

melahirkan sikap-sikap anti ekologis. Keberhasilan sains dan teknologi juga tidak 

berkorelasi positif dengan kedamaian dan kesejahteraan umat manusia karena 

sains dalam semua perkembangannya justru menggeser moralitas menjadi 

semakin tidak terkendali.3 

Pada tataran praktis, paradigma Cartesian-Newtonian melahirkan berbagai 

macam problematika secara global, yang meliputi, krisis ekologis, dehumanisasi, 

krisis moral, kriminalitas, kesenjangan sosial, kemiskinan, kelaparan, kekerasan, 

peperangan, pandemik dan berbagai macam penyakit lainnya. Masyarakat modern 

menjadi terancam kecemasan berkepanjangan akibat problematika yang tak 

kunjung ada penyelesaian. Dalam salah satu bukunya, Fritjof Capra (1939) 

mengatakan, manusia telah berada dalam krisis global yang sangat serius karena 

menyangkut krisis kompleksitas dan multidimensional. Mulai dari krisis moral, 

 
2 Seyyed Hossein Nasr, Religion and the Order of Nature (New York: Oxford University 

Press, 1996), h. 133-142. 
3 F. Budi Hardiman, “Ilmu-ilmu Sosial dalam Diskursus Modernisme dan Pasca-

Modernisme” Jurnal Ulumul Qur’an, no.1, vol.V, 1994. 
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intelektual, dan spiritualitas, dimana krisis ini belum pernah terjadi sebelumnya 

dalam catatan-catatan sejarah umat manusia.4 

Sejalan dengan itu, Nasr menilai bahwa dunia modern saat ini sedang 

mengalami dua krisis besar, yaitu krisis ekologi dan krisis spiritual. Kedua krisis 

tersebut telah menjadi persoalan global, hingga mendorong para tokoh politik, 

ilmuwan, cendekiawan, dan aktivis untuk mencari jalan keluarnya. Bagi Nasr 

kedua krisis tersebut dipicu oleh persoalan mendasar dalam paradigma yang 

dianut oleh sains modern, sehingga modernitas tidak mampu memenuhi janji-

janjinya dalam hal menciptakan peradaban yang lebih maju dan sejahtera.5 

Dibanding Bacon, Descartes lebih sering dirujuk oleh pemikir-pemikir 

barat selanjutnya, terutama karena penekanannya pada aspek-aspek epistemologi. 

Pemikiran Descartes, seperti pemikir pada umumnya, mendapat pengaruh oleh 

konteks zaman dimana dia hidup. Di bawah ini beberapa momentum historis yang 

mempengaruhi pemikirannya, yaitu: 

1. Lahirnya penemuan-penemuan baru ilmiah yang dimotori oleh 

Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei. 

2. Penemuan teleskop yang berefek pada penolakan beberapa asumsi yang 

tidak benar pada masa lalu. 

 
4 Fritjof Capra, Titik Balik Peradaban (Yogyakarta: Bentang, 1999), h. xx. 
5  Sekaitan janji-janji modernitas yang tercermin dalam janji-janji pencerahan, Bernstein 

mengutip Marquis de Condorcet- filsuf pencerahan di akhir abad XVIII- dari bukunya Esquisse 

d’un tableau histoique des progress de l’esprit humain yang dianggap sebagai manifesto janji-janji 

pencerahan Prancis. Menurut Condorcet, penyebaran kekuatan-kekuatan rasional dalam 

masyarakat tidak hanya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan material, 

tetapi juga akan menghancurkan segala ketimpangan kultural, politik, ekonomi, menghilangkan 

segala bentuk diskriminasi dan melenyapkan perang dari muka bumi. Lihat R.J Barnstein, The 

New Constelation, h. 33-34. 
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3. Penemuan benua Amerika dan perubahan teori terhadap bentuk bumi. 

4. Direbutnya ibu kota Yunani dan dikenalnya budaya ilmiah kaum muslimin 

oleh Eropa. 

5. Dibentuknya mazhab baru Protestan oleh Martin Luther (1483 – 1546 M) 

dan berkurangnya kekuasaan gereja. 

6. Lahirnya teolog baru seperti Francis Bacon dan bangkitnya aliran baru 

melawan pemikir-pemikir lama yang diiringi oleh penolakan filsafat 

Aristoteles. 

7. Munculnya beberapa pandangan yang menolak secara mutlak pemikiran 

filsafat yang kemudian berujung pada skeptisisme yang dipelopori oleh 

Francisco Sanches (1551-1623 M).6 

Ketujuh momentum historis yang disebutkan di atas beserta seluruh faktor 

yang ada dan tidak disebutkan, saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama 

lain yang kemudian melahirkan sikap ragu terhadap agama dan etika tradisional, 

disertai dengan keyakinan yang besar akan ilmu-ilmu empiris. Semua kenyataan 

ini, menjadikan epistemologi sebagai pokok pembahasan tersendiri dalam era baru 

filsafat Barat. 

 
6
 Descartes merupakan seorang matematikawan yang berupaya membangun filsafat 

sebagaimana konstruksi matematika. Oleh karena itu, ia memulainya dengan suatu keraguan 

mutlak dan melanjutkannya dengan metode matematika. Dengan ini, terbentuklah suatu filsafat 

baru. Ia memulai dengan langkah seorang skeptis dan keluar dari keraguan sebagaimana yang 

dilakukan oleh Augustine. Lihat Descartes, Taammulat h. 4-5. 
 



101 
 

 
 

Tidak dipungkiri arus modernisasi telah memberikan manfaat pada 

manusia. Sebagaimana tujuan awal modernisasi adalah menyederhanakan dan 

mempermudah manusia dalam semua gerak kehidupannya. Alat-alat canggih 

diciptakan atas tujuan meringankan segala kegiatan manusia. Budaya dengan 

perspektif antroposentrisme lahir dan berkembang, seiring dengan kehendak 

manusia modern untuk menciptakan hasil karya di bidang sains dan teknologi. 

Tampil berbeda dalam hal penemuan ilmiah saat itu, seolah menjadi sesuatu yang 

diidam-idamkan dan menjadi bukti sebuah keberhasilan. Dengan ilmu 

pengetahuan, segala sesuatu menjadi objek eksperimen untuk kepentingan 

manusia. Pencapaian tersebut dapat dikatakan sebagai hasil perjuangan panjang 

setelah melewati masa klasik yang dianggap sebagai era kegelapan bagi rasio 

manusia. Manusia kemudian mampu menikmati tradisi ilmiah yang dengannya 

menciptakan berbagai teknologi canggih guna memudahkan kehidupan. Oleh 

sebagian kalangan menyebut, fenomena demikian secara teologis dapat 

dikategorikan sebagai perwujudan amanah suci ketuhanan bagi manusia sebagai 

wakil-Nya di atas muka bumi (khali>fah fi > al-ard}). 

Namun modernitas juga membawa banyak dampak yang merusak. Di saat 

manusia modern mampu menaklukkan alam, di saat itu juga mereka tidak sadar 

akan bahaya yang sedang menunggu. Upaya sekularisasi pada seluruh aspek 

kehidupan seperti; hukum, pendidikan, politik, pemerintahan, ekonomi, ideologi, 

sampai pada tingkah laku manusia, justru menjadi pangkal problematika manusia 

modern. Fakta sekularisasi ini tentu saja sangat kontradiktif dengan prinsip 
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ketunggalan dan kemahakuasaan Tuhan. Nasr turut menegaskan penolakannya 

atas tradisi modern yang tidak terkendali dalam ungkapan: 

Tidak ada sesuatu pun di luar kekuasaan Tuhan dan dalam suatu arti yang 

lebih esoteris tidak terdapat sesuatu pun di luar Wujud-Nya, sebab tidak 

mungkin terdapat dua tatanan realitas. La> ila>ha illa Lla>h pada akhirnya 

berarti bahwa tidak ada wujud atau realitas selain Wujud Mutlak atau 

Realitas Mutlak. Pada hakikatnya, secara demikian, segala sesuatu 

merupakan suci dan tidak ada yang profan karena segala sesuatu menyebar 

di dalam dirinya sendiri semerbak wangi Tuhan.7 

 

Dampak negatif lain dari sekularisasi terutama pada masyarakat muslim 

adalah bermunculannya ragam pandangan diantara mereka tentang keislaman dan 

berpotensi melahirkan perpecahan. Seperti kembali ditegaskan Nasr sebagai 

berikut: 

Akan tetapi, dalam masa modern, kekuatan-kekuatan semacam nasionalisme 

gaya Barat, kesukuan dan pertalian-pertalian bahasa dan juga perbedaan 

cara berbagai bagian dunia Islam mengalami dunia modern dan kekuatan-

kekuatan seperti kolonialisme, nasionalisme sekuler, rasialisme dan 

humanisme ala Barat, telah menyebabkan perbedaan penting dalam sikap 

dan tingkat kecintaan banyak Muslim terhadap Islam.8 

 

Sepertinya analisis Nasr ini tidaklah keliru, karena faktanya memang dunia 

Muslim hari ini terus mengalami kemunduran yang salah satu penyebabnya 

adalah konflik internal. Di antara yang menjadi penyebab konflik tersebut adalah 

perdebatan jangka panjang tentang hal-hal furu >’iyah (persoalan cabang dalam 

sya>ri‘ah). Bahkan merambah tidak saja dalam persoalan syariat, tetapi hampir 

seeluruh ranah kehidupan menjadi objek perdebatan, yang berpotensi berujung 

pada kesia-siaan. Kesibukan demikian terus-menerus menyita waktu masyarakat 

 
7 Seyyed Hossein Nasr, Islamic Life h.7. 
8
 Seyyed Hossein Nasr, “Islam Dalam Dunia Islam Dewasa Ini” dalam Perkembangan 

Modern Dalam Islam (peny.) Harun Nasution dan Azyumardi Azra (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 1985), h. 48. 
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Muslim sehingga lalai dalam belajar, mengembangkan pengetahuan, mengkaji 

alam semesta, serta mengembangkan spiritualitasnya. 

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari fenomena di atas adalah 

pandangan kaku dan intoleran sebagian besar masyarakat Muslim terhadap 

agamanya sendiri. Ada yang memandang Islam hanya sebuah “etika humanistik” 

tanpa perlu melakukan kewajiban-kewajiban keagamaan dan melakukan ibadah 

yang seperti di-syari>‘ah-kan. Ada juga yang menjalankan seluruh ibadah-ibadah 

tetapi banyak melanggar moral syari>‘ah, misalnya kejujuran dalam berdagang dan 

bertindak adil dalam menjalankan kekuasaan. Yang lebih parah lagi ada orang-

orang Islam yang memandang Islam tidak lebih hanya sebagai kebudayaan.9 

Selain itu, yang jauh lebih krusial lagi yakni karena sebagian besar masyarakat 

Muslim bahkan tidak menyadari kekeliruannya dalam memahami ajaran 

agamanya. Masih sangat minim upaya refleksi dan instropeksi diri, sehingga 

kekeliruan tadi masih terus berlangsung hingga saat ini. 

Pada era modern agama Islam menjadi ajaran yang kehilangan dimensi 

batinnya sehingga kehilangan signifikansinya bagi kemanusiaan. Pandangan 

antroposentris yang menjadi cara pandang dunia modern menampilkan agama 

tidak lebih hanya sebagai sebuah hasil budaya manusia dengan kemampuan akal 

pikiran saja. Pada ujungnya pandangan yang demikian memposisikan agama 

sebagai pelengkap kehidupan manusia semata dan tidak boleh bertentangan 

dengan kepentingan manusia. 

 
9
 Seyyed Hossein Nasr, “Islam Dalam Dunia Islam Dewasa Ini” h. 49. 
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Sejauh ini, telah nampak sisi disparitas modernitas, di mana perpecahan 

sangat rentan terjadi akibat aspek ruhiyah manusia yang sering dinafikan 

dinafikan. Ali Maksum (1915-1989 M) mengatakan: Kegagalan modernitas 

adalah mendudukkan agama pada posisi yang semestinya menyebabkan mereka 

kehilangan “visi ke-Ilahian”.10 Hal ini senada dengan perspektif Nasr, bahwa 

penyebab paling dasar dari krisis dunia modern adalah penolakan atas hakikat ruh 

dan penyingkiran dimensi ma’nawiyyah dari kehidupan manusia. Manusia 

modern memandang alam tidak lebih dari sekedar sumber daya yang harus 

dimanfaatkan dan dieksploitasi semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan 

hidupannya.11 

Barangkali ada yang meragukan bagaimana mungkin Barat yang 

pemikirannya sebahagian bersumber dari filsafat Timur, akhirnya berjarak jauh 

dengan visi filsafat Timur. Nasr pernah menyorot hal ini dalam pidatonya pada 

Gifford Lectures tahun 1981, ketika menelusuri sejarah desakralisasi pengetahuan 

yang berlangsung berangsur-angsur di Barat, sejak dari pemikiran Avicenna (Ibnu 

Sina) (980-1037) dan Averroes (Ibnu Rusyd) (1126-1198) memasuki dunia Eropa, 

mencipta inspirasi dan dorongan, karya-karya mereka diintrodusir dalam keadaan 

telah direduksi, sehingga kehilangan kandungan spiritualnya.12 

Terutama alam semesta yang secara total dipandang sebagai objek 

taklukan demi kepentingan sesaat manusia. Alam bagi manusia modern bukan lagi 

alam yang memiliki makna substansial. Manusia modern yang berparadigma 

 
10

 Ali Maksum, Tasawuf Sebagai Pembebasan Manusia Modern: Telaah Signifikansi 

Konsep “Tradisionalisme Islam” Seyyed Hossein Nasr (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 71. 
11

 Seyyed Hossein Nasr, Man and Nature, h. 18. 
12 Nasr, Knowledge and the Sacred, dalam C.A. Qadir, Infra. 
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antroposentris lupa bahwa dirinya sendiri sebenarnya adalah bagian dari alam 

semesta. Alam direduksi menjadi material semata. Begitu juga dengan doktrin 

manusia sebagai hamba Tuhan di bumi dianggap sekedar konsep abstrak yang 

tidak memiliki signifikansi sama sekali. Doktrin manusia sebagai hamba Tuhan 

lalu perlahan dipadamkan dan digantikan dengan kekaguman akan kecanggihan 

sains dan teknologi. Ketika dunia telah dimanjakan dengan teknologi, kehidupan 

mulai dinilai sebatas fisik belaka, sehingga pelanggaran moral yang berdimensi 

metafisis tidak lagi dihiraukan. Ilmu pengetahuan, prinsip-prinsip logika, rasio, 

sejarah dan kemajuan telah dipertuhankan oleh manusia modern sebagai penjamin 

kepastian dan menggantikan posisi Tuhan. 

Menurut Nasr, krisis dunia Islam baru terjadi ketika Eropa mengkolonisasi 

dunia Islam, disertai dengan laju modernisasi yang begitu cepat. Nasr 

menyebutkan sebagai “krisis berdimensi kosmis”, karena saat itu infiltrasi 

pandangan dunia sekularistik Barat terjadi di dunia Islam dan ini adalah awal 

mula penyebab rusaknya tradisi otentik Islam.13 Pada tahap selanjutnya terjadi 

ketegangan yang luar biasa dalam diri Muslim karena di satu pihak ia menyadari 

betapa pentingnya warisan kekayaan intelektual dari Islam yang merupakan 

sebuah realitas yang masih hiudup yang akan membimbing Muslim ke pusat 

eksistensi. Di sisi lain pada era modern kontemporer sekarang ini dihadapkan 

dengan peradaban modern yang seringkali berposisi sebagai antitesis terhadap 

prinsip-prinsip Islam yang dipegangnya.14 Inilah kemudian yang menjadi faktor 

bertumbuhnya perpecahan pandangan atas modernitas dalam dunia Islam. Ada 

 
13 Ali Maksum, Tasawuf Sebagai Pembebasan Manusia Modern, h. 88. 
14 Ali Maksum, Tasawuf Sebagai Pembebasan Manusia Modern, h. 88-89. 
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yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai tradisionalisme, tetapi ada juga yang 

benar-benar larut dalam kemodernan. Di samping ada lagi yang terombang-

ambing karena tidak memiliki prinsip yang jelas. 

Kenyataan masyarakat Islam modern di atas memunculkan keprihatinan. 

Namun menurut Nasr ada tiga sikap yang dewasa ini diambil oleh kaum Muslim 

yang justru tidak relevan dalam menyikapi modernitas ini. Pertama, bersikap 

pasrah dan menempatkan kenyataan dunia modern sebagai bukti kebenaran dari 

yang diingatkan oleh Tuhan sendiri dalam kitab-Nya dan hadits-hadits Nabi, 

mengenai akan datangnya masa kemunduran Islam yang ditandai oleh datangnya 

Imam Mahdi sebagai solusinya. Nasr menyebutnya aliran Mahdiisme. Kedua, 

sikap yang secara nyata melawan modernitas dengan melakukan gerakan-gerakan 

puritanisasi yang bertujuan mengembalikan ajaran Islam yang suci dengan 

menghancurkan segala pengaruh yang dimotori oleh ajaran non-Islam, agar 

terbebas dari ancaman hukuman Tuhan. Penggerak dari pandangan ini adalah 

kaum puritanis semisal kaum Wahabiah dan neo-Wahabi yang berhubungan 

dengan madzhab Deoband di India, pengikut Muhammad Abduh dan Salafiyah di 

Mesir dan Syria. Tetapi reaksi semacam ini juga berkaitan dengan kebangkitan 

kembali aliran-aliran batiniah sufi dan juga munculnya aliran-aliran sufi baru 

semisal Darqawiyah dan Tijaniyah di Maroko dan Afrika Barat, Sanusiyah di 

Libya, Yasthuriyah di Arab Timur Dekat, Ni’matalliyah di Persia, Khisitiyyah dan 

Qadiriyyah di India dan masih banyak lagi. Ketiga, upaya memperbaiki dan 

menyelaraskan seluruh ajaran Islam dengan kondisi-kondisi modern guna 

mengatasi dominasi Barat.  
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Pandangan tersebut memunculkan bentuk modernisme yang berbeda-beda 

yang dipengaruhi revolusi Perancis dan rasionalisme baik yang berasal Rene 

Descartes (1596-1650 M) ataupun Voltaire (1694-1778 M), dan para empirisis 

semisal Hume (1711-1776 M) dan John Locke (1632-1704 M). Sebagai 

contohnya adalah negara modernistik sekuler ala Barat di Turki dengan tokohnya 

Mustafa Kemal Attaturk (1881-1938 M).15 Nasr sendiri sangat menentang bentuk 

gerakan ini yang dinilainya sebagai sebuah gerakan yang mengikuti Barat tanpa 

sadar akan kekayaan tradisi Islam. Dengan kata lain, terdapat hal-hal primordial 

dalam tradisi Islam yang kontra dengan tradisi Barat. 

Fazlur Rahman (1919-1988 M) mengungkapkan bahwa pada masa modern 

klasik, perbedaan sikap dan tipologi pemikiran di berbagai kawasan Muslim 

disebabkan oleh empat faktor sebagai berikut: Pertama, apakah suatu kawasan 

budaya tertentu tetap mempertahankan kedudukannya vis-à-vis ekspansi politik 

Eropa dan apakah dia didominasi dan diperintah oleh suatu negara kolonial Eropa, 

baik secara de jure atau pun de facto. Kedua, watak organisasi ulama atau 

kepemimpinan keagamaan, dan sifat hubungan mereka dengan lembaga-lembaga 

pemerintah sebelum terjadinya penjajahan. Ketiga, keadaan perkembangan 

pendidikan Islam dan budaya yang menyertainya segera sebelum terjadi 

penjajahan. Keempat, sifat kebijaksanaan negara kolonial.16 Agaknya Rahman 

berupaya menyorot adanya sisi lemah pada masyarakat Muslim terhadap 

tradisinya sehingga dengan mudah dipengaruhi oleh ekspansi kolonial. 

 
15 Seyyed Hossein Nasr, “Islam dalam Dunia Islam Dewasa Ini” dalam Perkembangan 

Modern Dalam Islam (peny.) Harun Nasution dan Azyumardi Azra, h. 52-53. 
16

 Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual, terj. Ahsin 

Mohammad (Bandung: Pustaka, 1995), h. 50. 
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Bagi Nasr, penting menegaskan perbedaan dasar antara peradaban Timur 

dan Barat dalam hal bangunan epistemologi (teori pengetahuan). Semisal fakta 

epistemologi Islam didasarkan atas konsepsi spiritual tentang manusia dan alam, 

sedangkan pada epistemologi Barat lebih pada kecenderungan sekuler dan tidak 

mengandung wawasan Yang Kudus.17 Atas fenomena demikian, dalam pandangan 

para pemikir Muslim, teori Barat mengenai pengetahuan merupakan salah satu 

tantangan terbesar bagi umat manusia. Pengetahuan di Barat telah menjadi sangat 

problematis karena kehilangan tujuan yang sebenarnya.18 

Nasr cukup serius menanggapi tantangan terbesar ini, dengan bergegas 

memposisikan diri sebagai anti modernisme Barat secara terang-terangan. Tidak 

hanya menentang secara pasif namun Nasr berupaya melakukan perlawanan yang 

aktif terhadap pengaruh modernisme Barat, dengan menyuarakan agar kembali 

pada kearifan tradisional, seperti tradisi penyucian jiwa, dan melakukan 

penapakan-penapakan perjalanan spiritual. Dalam pengetahuan irfani sering 

disebut sebagai ta>riqah sebagai upaya pengungkapan dimensi batin dan esoteris 

Islam.19 Nasr menyatakan kegagalan dari gerakan perlawanan atas modernisasi 

Barat disebabkan karena Muslim tidak lagi menggunakan warisan tradisional 

Islam yang tinggi berupa pandangan intelektual irfani. Ancaman dari sekularisme 

sangat dirasakan Nasr semenjak ia belajar di Barat, sebagaimana yang dirasakan 

ayahnya. Nilai-nilai agama Islam tergusur sedikit demi sedikit hingga hanya 

 
17 C.A. Qadir, Philosophy and Science in the Islamic Word (Filsafat dan Ilmu 

Pengetahuan dalam Islam), terj. Hasan Basari (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), h. 1. 
18 C.A. Qadir, Philosophy and Science, h. 1. 
19

 Seyyed Hossein Nasr, Islam Antara Cita dan Fakta, terj. Abdurrahman Wahid dan 

Hasyim Wahid (Yogyakarta: Pustaka, 2001), h. 91. 
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menjadi sebagai sebuah keyakinan belaka yang berada di pojok-pojok masjid 

tanpa mampu mewarnai tingkah laku manusia modern. 

B. Kritik Nasr atas Kegagalan Epistemologi Dunia Modern 

Satu hal yang patut diapresiasi pada diri Nasr adalah sikap kritis dan 

ketegasan yang dimiliki dalam menyikapi persoalan-persoalan kontemporer. Latar 

belakang kehidupannya sebagai pengagum kearifan tradisional menanamkan 

keyakinan totalitas pada dirinya yang tidak mudah terpengaruh oleh situasi apa 

pun. Menggeluti pendidikan selama bertahun-tahun di Barat sama sekali tidak 

menyeret Nasr berpindah kecenderungan (sebagaimana kebiasaan hidup manusia 

modern Barat), melainkan tetap bertahan pada kecenderungan awal yang 

menjunjung spiritualitas. Seiring dengan perkembangan pemahamannya, Nasr 

kemudian menemukan berbagai kontradiksi antara epistemologi Barat dengan 

epistemologi Islam (Timur). Epistemologi Barat dengan superioritas doktrin 

Cartesian, seolah mencipta rentang jarak yang sangat jauh dengan epistemologi 

Timur yang berkembang selama berabad-abad. Atas keberhasilan yang diraih 

dalam bidang sains dan kecanggihan teknologi, Barat kemudian menjadi patron 

dunia, tidak tanggung-tanggung hampir dalam semua lini kehidupan. Salah satu 

yang menjadi kekhawatiran adalah dampaknya terhadap konstruk pemikiran Islam 

yang tercerabut dari nilai-nilai primordialnya. 

Nasr mengatakan bahwa peradaban Barat telah menimbulkan krisis 

multidimensi baik krisis moral, spiritual, dan krisis kebudayaan. Hal ini 

disebabkan corak peradaban modern industrial yang dipercepat oleh globalisasi, 
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dan merupakan rangkaian dari kemajuan Barat pasca renaisans, yang membawa 

nilai-nilai antroposentrisme dan humanisme sekuler. Hal ini secara faktual telah 

mengakibatkan tercerabutnya kebermaknaan dalam hidup manusia, akibat 

hilangnya nilai-nilai transendental agama dari kehidupan manusia. Pada 

antroposentrisme dan humanisme sekuler yang mendewakan kedigdayaan 

manusia, akhirnya telah melahirkan krisis kemanusiaan yang sudah semakin 

mengkhawatirkan. Manusia yang sebelumnya diposisikan sebagai makhluk Tuhan 

yang paling sempurna dan paling tinggi derajatnya, kini menjadi subordinasi dari 

tekno-struktur, menjadi sekedar bagian dari benda-benda (hasil teknologi) yang 

diciptakannya sendiri, sehingga manusia teralienasi dari identitasnya sebagai 

makhluk Tuhan yang merdeka dan memiliki fitrah hati nurani.20 Agar lebih jelas, 

berikut poin-poin kritik Nasr atas peradaban modern: 

1. Misosophia 

Terma miso yang dalam bahasa Yunani berarti kebencian dan sophia 

sebagai kebijaksanaan dapat disimpulkan menjadi kebencian terhadap nilai-nilai 

kebijaksanaan. Misosophia atau kebencian terhadap kebijaksanaan berbanding 

terbalik dengan Philosophia yang bermakna cinta kebijaksanaan.21 Manusia 

modern yang hanya mendewakan kebenaran rasio-empirisme, secara otomatis 

menolak kebijaksanaan yang nir-empiris atau yang lebih bersifat spiritualisme. 

Dengan kata lain peradaban manusia modern hari ini dibangun di atas fondasi 

kebencian terhadap nilai-nilai kebijaksanaan. Contoh sederhana yang berkembang 

 
20

 Seyyed Hossein Nasr, Menjelajahi Dunia Modern (Bandung: Mizan, 1995), h. 148. 
21 Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and the Sacred (Edinburgh: Edinburgh University 

Press, 1981), h. 43 dan 80.  
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di masyarakat modern adalah sikap cenderung malu bahkan anti terhadap nilai-

nilai kebatinan (spiritualitas). Memandang peristiwa kebatinan sebagai tradisi 

primitif yang rendah dihadapan tradisi modernitas. Bagi Nasr, fakta misosophia 

ini tentu saja menciptakan degradasi realitas pada tingkat paling radikal dalam 

dunia intelektual.22 

2. Desakralisasi Pengetahuan (Pengetahuan Sekuler) 

Nasr memandang tradisi modern telah memisahkan antara akar dan esensi 

pengetahuan dari nilai kesuciannya. Padahal kata Nasr, pengetahuan secara 

hakikat senantiasa memiliki keterhubungan dengan Realitas primordial dan 

prinsipal, yang merupakan Kesucian dan sumber dari segala yang suci. Dalam 

terminologi Islam, pengetahuan adalah nama-nama Tuhan itu sendiri.  Dan bagi 

setiap substansi pengetahuan, adalah pengetahuan tentang realitas yang tak lain 

merupakan manifestasi Substansi Tertinggi. Intelegensi23 yang merupakan 

instrumen pengetahuan dalam diri manusia, adalah berkah terhadap kemungkinan 

mengetahui Yang Absolut. Ia bagaikan cahaya yang memancar dari dan kembali 

kepada Yang Absolut dan kegunaan ajaibnya, ia sendiri merupakan bukti terbaik 

tentang Realitas yang absolut dan tidak terbatas.24 Dengan kata lain, tradisi 

modern melakukan hal fatal yaitu percobaan manusia untuk hidup di luar 

 
22 Seyyed Hossein Nasr, Religion and the Order of Nature, h. 201-202. Lihat juga “Sains 

Islam, Sains Barat: Warisan Bersama, Nasib Berbeda” Al-Hikmah, Vol. VI, No. 14 (1995), h. 97. 
23 Intelegensi dalam terminologi Nasr merupakan sinonim dengan akal, rasio, mata hati, 

dan ruh. Dalam kesempatan lain Nasr mengatakan bahwa akal (reason) merupakan aspek pasif 

intelek dan refleksinya pada dunia manusia. Menurut Nasr; Ia (intelek) adalah matahari luhur yang 

menyinari batin manusia dan pancaran matahari ini pada dataran jiwa yang kita sebut pikiran. 

Dengan kata lain, akal (reason) berkedudukan sebagai refleksi atau perluasan atas intelek yang 

letaknya lebih primordial. Lihat Wahyuddin Halim, Sufisme dan Krisis Spiritual Manusia Modern, 

h. 98-99. Bandingkan Seyyed Hossein Nasr, Islam dan Nestapa h. 55; Nasr, Tasawuf h, 59. 
24 Seyyed Hossein Nasr, Pengetahuan dan Kesucian, terj. Suharsono (at. al) (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1991), h. 1-2. 
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keberadaan Tuhan dan agama (menafikan Spirit yang memungkinkan keberadaan 

manusia). Suatu hal yang tentu sangat bertentangan dengan fitrah manusia yang 

dalam jiwanya memiliki unsur Ilahiyah, dan akan selalu membutuhkan sesuatu 

yang bersifat transenden (Tuhan). Lenyapnya nilai-nilai tersebut dapat 

diungkapkan dalam suatu rumusan dramatis “Tuhan telah mati” sebagaimana 

perspektif filsafat modern. Dengan hilangnya hal-hal diyakini sebagai sakral dan 

absolut, manusia modern perlahan melupakan entitas Kesucian lalu melingkar-

lingkar dalam dunia yang serba relatif, tak tentu arah, teralienasi, terutama sistem 

nilai dan moralitas yang dibangunnya.25 Nasr memandang hal ini merupakan 

problem dasar yang ketika dibiarkan dapat mengancam tatanan harmonis semesta, 

terutama keberlangsungan peradaban manusia, maka menjadi sebuah keharusan 

agar hal ini segera diatasi dengan mengembalikan pengetahuan pada derajat 

hakikinya, yaitu adanya Yang Sakral dalam pengetahuan. 

3. Degradasi Metafisika (Sekularisasi Kesadaran) 

Sekularisasi26 kesadaran masih erat keterkaitannya dengan desakralisasi 

pengetahuan. Sama-sama membincang keberadaan primordial visi unitif dan 

potensi intelegensi dalam diri manusia, yang berperan menghubungkannya 

 
25 Marcel A. Boisard, L’ Humanism de l’ Islam (Humanisme dalam Islam), terj. H.M. 

Rasyidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 79. 
26 Sekularisasi dalam pandangan Berger, dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu; 

proses pemisahan institusi agama dan politik, dan dalam konteks keagamaan; adanya proses 

internal dalam diri manusia berbentuk “sekularisasi kesadaran”. Dalam perspektif Harvey Cox, 

seorang ahli teologi dari Universitas Harvard dan penulis buku tentang sekularisme; The Secular 

City (1965), menggambarkan makna sekularisasi sebagai pembebasan manusia “pertama-tama dari 

kendali agama dan kemudian dari metafisika atas pikiran dan bahasanya.” Lihat Wahyuddin 

Halim, Sufisme dan Krisis Spiritual Manusia Modern h. 8-9. Bandingkan Peter L. Berger, A 

Rumor of Angels; Modern Society and Rediscovery of Supernatural (Kabar Angin dari Langit; 

Makna Teologi dalam Masyarakat Modern), terj. J.B. Sudarmanto (Jakarta: LP3ES, 1991), H. 5. 

Harvey Cox, The Secular City (New York: The Macmillan Company, 1966), h. 2. 
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dengan Realitas Tertinggi. Dalam ungkapannya, Nasr menggambarkan bahwa di 

surga manusia telah merasakan buah Pohon Kehidupan yang menyimbolkan 

pengetahuan unitif. Tetapi ia juga merasakan Pohon Kebajikan dan Kejahatan, dan 

kemudian mengetahui segala sesuatu secara eksternal, dalam keadaan yang lain 

dan terpisah. Visi dualitas membutakannya terhadap pengetahuan primordial yang 

terdapat di jantung intelegensinya. Tetapi justru karena visi unitif terletak di pusat 

wujudnya, dan di dasar intelegensinya, pengetahuan senantiasa memiliki akses 

kepada Yang Suci dan pengetahuan suci merupakan jalan tertinggi penyatuan 

dengan Realitas, dimana pengetahuan, wujud dan kebahagiaan bersatu.27 

Semestinya kesadaran senantiasa selalu aktif, bahwa dengan intelegensinya, 

manusia senantiasa berkontemplasi atas Realitas yang berperan menghidupkan 

kesadaran dalam keadaan apapun. Subjektivitas atau kesadaran manusia 

(manifesto dari Realitas Tertinggi), sebagaimana kata Nasr; merupakan kekuatan 

objektif yang menjadi sumber atau sebab kemungkinan kelahiran pengetahuan 

yang objektif. Dengan kata lain, realitas objektif memiliki sisi batin yaitu 

keberadaan subjektivitas (kesadaran; subjek imanen) yang berperan 

mengobjektivasi realitas eksternal (objek transenden). Kekeliruan tradisi Barat 

modern menurut Nasr adalah melupakan dimensi batin manusia (kesadaran) yang 

tercakup di dalam dunia yang tidak terbatas, serta seluruh potensi transenden yang 

dimiliki. Kesadaran dimaknai sebatas psikologis (sebagaimana perspektif ilmu 

psikologi Barat yang menafikan keterlibatan metafisis). Konsekuensi kesadaran 

demikian bukan hanya menjadikan manusia modern merasa memiliki otonomi 

 
27 Seyyed Hossein Nasr, Pengetahuan dan Kesucian, terj. Suharsono (at. al) h. 2. 
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dan kebebasan atau kemandirian mutlak terhadap diri dan alam semesta, 

melainkan lebih jauh memandang alam semesta (dunia) sebagai satu-satunya 

realitas objektif, yang berkonsekuensi pada penafian keberadaan dan campur 

tangan Tuhan. Kekeringan ontologis seperti ini pada akhirnya bukan hanya 

menciptakan duri dalam diri manusia melainkan kegelisahan secara terus-

menerus.28 

4. Desakralisasi Kehidupan 

Reduksi yang terjadi pada dimensi pengetahuan dan sekularisasi kesadaran 

meniscayakan desakralisasi seluruh lini kehidupan. Bagi Nasr, kehidupan yang 

sebenarnya, sebagaimana digambarkan dalam ungkapannya bahwa kehidupan 

yang sadar mencakup superioritas atau keunggulan Spirit (Kesadaran Ilahiyah), di 

mana kesadaran manusia direfleksikan dan dibangkitkan. Setiap kecenderungan 

alamiah intelegensi manusia menghormati wujud pada sebuah tingkat realitas 

yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kesadaran manusia (subjektivitas), yang 

membuat pengetahuan menjadi mungkin adalah bukti bahwa Spirit adalah 

substansi dibandingkan semua benda material yang menjadi objek pengetahuan.29 

Sehingga ketika mencerabut dimensi Spirit yang substantif dalam sistem 

kehidupan, selain menjadi tindakan aneh, merupakan hal fatal. Nasr sangat 

menyadari betapa krusialnya fenomena sekularisasi yang terjadi pada manusia 

modern, sehingga desakralisasi kehidupan mesti dipulihkan dan manusia harus 

 
28 Nasr, Religion and the Order of Nature, h. 99. Lihat juga Seyyed Hossein Nasr, 

Knowledge and the Sacred, h. 2.  
29 Nasr, Pengetahuan dan Kesucian, h. 3. Lihat juga Nasr, Religion and the Order of 

Nature, h. 131-135. 
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dikembalikan pada posisi kemanusiaannya. Langkah awal yang harus dilakukan 

adalah menemukan kembali fungsi dasar intelegensi, yang berarti akses pada apa 

yang merupakan pusat dan esensi, yaitu Realitas Tertinggi.30 Pada langkah 

selanjutnya dapat dilakukan dengan menghidupkan kebajikan-kebajikan dan cinta 

yang mengakar dalam setiap jiwa manusia. 

5. Degradasi Peran Intelegensi (Reduksi Intelek ke Nalar-Rasio) 

Reduksi intelek kepada penalaran dalam dunia modern, tidak hanya 

menyebabkan pengetahuan suci menjadi tidak mungkin dan bahkan kehilangan 

makna, tetapi hal ini juga menghancurkan teologi natural31 yang dalam konteks 

Kristen dihadirkan paling sedikit pada suatu refleksi pengetahuan tentang tatanan 

suci, hikmah (sapientia), yang merupakan pusat kesempurnaan makna spiritual 

dan pembebasan.32 Pada awalnya kata Nasr, Wujud (realitas objektif) tidak lain 

adalah Intelek Ilahi itu sendiri, yang kemudian terefleksikan pada taraf 

kemanusiaan menjadi kepastian, dan tatanan hukum-hukum logika dan 

matematika, dan dalam waktu yang sama merupakan sumber tatanan objektif dan 

harmoni. Dengan kata lain, hukum-hukum logika dan matematika merupakan 

aspek-aspek Wujud itu sendiri atau ontologi tentang mikrokosmos manusia.33 

 
30 Nasr, Pengetahuan dan Kesucian, h. 4. 
31 Istilah intelek (intellect) yang dimaksudkan Nasr adalah sebagaimana dalam 

pemaknaan awalnya yaitu dari bahasa Latin seperti intellectus atau nous dalam bahasa Yunani. 

Bagi Nasr, kedudukan intelek lebih tinggi dari akal (reason) dan dapat berperan memperoleh 

pengetahuan secara langsung dan segera. Dengan kata lain, akal (nalar) hanya refleksi intelek di 

atas cermin pikiran manusia. Lihat Seyyed Hossein Nasr, Islam dan Nestapa h, 23. Sedangkan 

teologi natural merupakan hikmah (sapientia), sebagaimana dipahami oleh Plato dalam Republics 

dan Laws, yang belakangan dibuang oleh Saint Augustine dan para penulis Kristen, karena 

dianggap sesuatu yang rendah. Lihat Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and the Sacred 

(Pengetahuan dan Kesucian), terj. Suharsono (at. al) h. 5. 
32 Nasr, Pengetahuan dan Kesucian, h. 4-5. 
33 Nasr, Pengetahuan dan Kesucian, h. 5. 
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Lebih jauh Nasr menyatakan tentang reduksi atau keterpisahan nalar dari intelek, 

di mana nalar sebatas derivasi atau refleksi dari intelek. Nasr menyebutnya 

sebagai “binatang rasional” yang menekankan kehidupan, yang hanya sebatas 

nalar dan meninggalkan identitas primordialnya sebagai manusia spiritual. Pada 

intinya tradisi modern dalam upayanya mereduksi intelek pada sebatas nalar, 

merupakan bukti ketidakpahaman mereka terhadap hakikat sakralitas manusia dan 

kekaguman yang berlebihan pada dimensi fisik realitas. Untuk sekedar menyebut 

salah satu fenomena penekanan “nalar murni” di Barat adalah dengan munculnya 

kecenderungan untuk tidak beragama (ateistik).34 

6. Saintisme (Reduksi Kesucian ke Profan) 

Reduksi kesucian menjadi sekedar profan, hampir sama sekaligus 

berhubungan dengan kasus reduksi intelek menjadi nalar semata. Yang 

membedakan adalah reduksi kesucian ke profan memiliki cakupan lebih luas, 

yaitu seluruh tatanan entitas dan bukan sebatas nalar. Artinya, seluruh tatanan 

entitas di semesta yang dalam wujudnya memiliki dimensi suci, direduksi menjadi 

sebatas dimensi fisik yang hanya dapat diverifikasi melalui pembuktian nalar dan 

empiris. Sedangkan instrumen verifikasi nalar batin (irfani) sama sekali tidak 

mendapatkan ruang. Pada tradisi modern ada satu hal yang cukup menonjol 

mengenai doktrin profan yakni sainstisme. Nasr mengatakan bahwa pengosongan 

pengetahuan dari ciri sucinya dan penciptaan sains “profan” oleh Barat, yang 

kemudian digunakan untuk mengkaji segala hal, telah berperan untuk melupakan 

 
 
34 Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and the Sacred, h. 4 dan 34. 
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keunggulan dimensi sapiensial dalam berbagai tradisi dan pengabaian doktrin-

doktrin tradisional tentang manusia, yang dianggapnya sebagai wujud yang 

memiliki kemungkinan mengetahui secara prinsip dan prinsip-prinsip tentang 

sesuatu, yang akhirnya menuju pengetahuan tentang Realitas Akhir.35 Dengan kata 

lain bagi Nasr, pemisahan entitas dari dimensi sucinya menjadi manifesto 

“kematian” Tuhan. 

7. Pemujaan Nalar, Sains dan Teknologi 

Pada prinsipnya tradisi modern bertumpu pada ilmu pengetahuan dan 

teknologi, yang keduanya berinduk dari filsafat rasional ilmiah dan superioritas 

nalar. Namun dalam perjalanannya nalar bergeser menjadi sesuatu yang sangat 

dipuja dan hampir menggantikan posisi Tuhan. Condorcet seorang 

matematikawan asal Prancis melukiskan, bahwa kekuatan rasional dalam 

masyarakat akan membawa suatu kemajuan yang tidak sekedar berupa 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan material, namun terutama terwujudnya 

visi-misi sejarah yakni kesempurnaan tak terbatas umat manusia yang juga 

bercorak etis. Ia memprediksi bahwa di masa depan rasio yang terwujud dalam 

sains dapat menghancurkan ketimpangan-ketimpangan kultural, politis dan 

ekonomis dalam konteks berbagai bangsa. Menyempurnakan kemampuan 

manusia, mewujudkan kebahagiaan pribadi dan kesejahteraan umum, 

menyingkirkan diskriminasi seksual dan rasial, serta menghapus peperangan di 

 
35 Nasr, Pengetahuan dan Kesucian, h. 6. 
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muka bumi.36 Dengan kata lain, melalui nalar maka seluruh problematika di muka 

bumi dapat teratasi.  

Pada konteks ini Nasr memandang manusia modern telah kebablasan 

dalam mendudukkan fungsional nalar, ilmu, dan teknologi, sehingga tanpa 

menyadari telah mereduksi integritas kemanusiaannya dan terjerat pada jaringan 

sistem rasionalitas teknologi yang mekanistik dan sangat tidak manusiawi. Dalam 

melukiskan fenomena sosial demikian, Nasr menyebutnya dalam istilah; axis dan 

rim atau centre dan periphery, untuk membedakan dua kategori orientasi hidup 

manusia. Nasr berulang kali mengatakan walaupun dengan ungkapan yang 

berbeda-beda, bahwa masyarakat modern sekarang berada di wilayah pinggiran 

eksistensinya sendiri, bergerak menjauh dari pusat (centre), baik yang 

menyangkut dirinya sendiri maupun dalam lingkungan kosmisnya. Mereka 

merasa cukup dengan perangkat ilmu dan teknologi, sebagai buah gerakan 

renaisans abad ke-16, sementara pemikiran dan paham keagaman yang bersumber 

pada wahyu semakin ditinggalkan. Di mata Nasr, masyarakat Barat, yang juga 

disebut sebagai the post industrial society, merupakan masyarakat yang telah 

mencapai tingkat kemakmuran materi yang tinggi melalui pemanfaatan perangkat 

teknologi yang serba mekanis dan otomatis, tetapi hal ini bukannya membuat 

 
36 Lihat F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filososfis 

tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 173. 
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manusia modern semakin mendekati kebahagiaan hidup, melainkan sebaliknya, 

semakin dihinggapi rasa cemas justru akibat kemewahan hidup yang diraihnya.37 

8. Eksploitasi Alam yang Tidak Terkendali 

Dampak selanjutnya yang ditimbulkan atas lupanya manusia modern 

terhadap pusat eksistensinya dan peran intelegensinya yakni eksploitasi alam 

secara tidak terkendali. Akal manusia tidak lagi pada perannya sebagai instrumen 

suci tetapi bergeser menjadi akal eksploitatif.  Secara jelas Nasr menggambarkan 

bahwa masalah penghancuran lingkungan oleh teknologi, krisis ekologi, polusi 

udara dan air, kelangkaan sumber daya alam, dan sebagainya, semua bersumber 

dari lupanya manusia modern akan siapakah dirinya sesungguhnya, sekaligus 

akibat hidup di pinggir lingkaran eksistensinya. Ia telah memproyeksikan citra 

pribadinya yang eksternal dan palsu kepada dunia. Kemudian setelah mengenal 

dunia, dalam pengertian-pengertian eksternal tersebut ia mencoba 

merekonstruksikan citra pribadinya berdasarkan pengetahuan eksternasl tersebut. 

Maka terjadilah serangkaian “kejatuhan” yang menyebabkan manusia berisolasi 

ke arah bawah diantara citra pribadinya yang semakin bersifat eksternal dengan 

dunia di sekeliling dirinya. Sedang ia semakin jauh dari pusat eksistensinya dan 

dari lingkungan kosmisnya.38 Dalam istilah yang lebih sederhana, Nasr 

menggambarkan manusia modern hidup hanya dengan skala material. Doktrin 

subjek objek (cara berpikir Cartesian) perlahan menggeser peran Tuhan menjadi 

 
37

 Komarudin Hidayat, Tragedi Raja Midas; Moralitas Agama dan Krisis Modernisme h. 

267. Bandingkan Seyyed Hossein, Islam and the Plight of Modern Man, h. 4. 
38 Seyyed Hossein, Islam and the Plight of Modern Man, h. 4-5. 
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otoritas manusia yang dengan bebas melakukan eksploitasi apa saja terhadap alam 

semesta. Alam tidak lagi sebagai bagian dari diri subjek (manusia) tetapi menjadi 

objek kekuasaan mutlak manusia. Tidak saja eksploitasi alam yang diperankan 

bahkan sampai pada eksploitasi diri yang lebih mencelakai. Contoh sederhana dari 

eksploitasi diri yang berkembang dalam masyarakat hari ini adalah sistem 

pendidikan yang masih didominasi bertujuan sukses dalam berbagai profesi. 

Misalnya sukses dalam mendapatkan pekerjaan yang tak lain adalah hasrat pada 

kekayaan sehingga lebih mudah mencapai tujuan. 

9. Philosophical Doubt (Ragu atas Validitas Filsafat) 

Filsafat sebagai khazanah pengetahuan tertua dan menjadi akar atas 

seluruh cabang keilmuan, oleh tradisi modern digeser menjadi sebatas cabang 

ilmu dengan fungsi tertentu. Berbeda dengan filsafat klasik dengan peran filsafat 

sebagai induk seluruh ilmu, dunia modern hadir justru merombak dan mereduksi 

total khazanah filsafat ke sanintis. Metafisika yang menjadi ruh filsafat dalam 

peradaban lampau oleh dunia modern dibuang atas pertimbangan non-empiris 

rasional. Nasr sangat menyayangkan tradisi modern yang tampak dalam sikapnya 

menyebut dunia modern bunuh diri secara perlahan.39 

Penulis memandang bahwa, problematika dunia modern tidak pernah 

berhenti hingga saat ini, bahkan sekularisasi melangkah lebih jauh pada abad ke-

19 memasuki wilayah teologi, dimana pada masa itu teologi menjadi ranting yang 

tidak terpisahkan dari agama. Perkembangan sekularisme begitu pesat menyeret 

 
39 Seyyed Hossein Nasr, Menjelajah Dunia Modern (Bandung: Mizan, 1994), h. 192. 
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dengan mudah teologi di bawah kekuasaannya. Pada mulanya agnostisisme dan 

ateisme melancarkan ancaman terhadap teologi sementara paham teologi 

tradisional mulai mundur dari satu wilayah yang seharusnya didudukinya, yaitu 

wilayah pemikiran agama yang murni. Namun penting disebutkan bahwa teologi 

yang berkembang dalam konteks Barat berbeda dengan yang berkembang dalam 

Islam. Teologi di Barat adalah seluas cakupan agama (Kristen) dan berbeda 

dengan Islam yang menempatkan teologi tidak setingkat hukum Islam. Dalam 

tradisi Kristen, bidang teologi menjadi poin utama dan semua pemikiran yang 

serius berkaitan dengan teologi. Oleh karenanya kemunduran teologi Kristen pada 

tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari berbagai wilayah pemikiran 

juga berarti kemunduran agama di Barat dari kehidupan sehari-hari dan pemikiran 

manusia Barat. Kecenderungan ini mulai mencapai konstruk kematangannya pada 

abad ke-20 ketika sebagian besar teologi secara berangsur-angsur mengalami 

proses sekularisasi. 

Pada dasarnya setiap manusia memang membutuhkan petunjuk Tuhan. 

Petunjuk dari Tuhan dapat berupa kehadiran nabi dengan wahyu tertentu yang 

akan disampaikan kepada manusia. Petunjuk dapat pula hadir dalam diri setiap 

manusia yang terpilih atau yang biasa kita sebut sebagai orang suci. Berbeda 

dengan tradisi modern yang justru menyeret manusia pada kecenderungan profan 

sehingga terus menerus dihantui keragu-raguan dan kecemasan. Saintisme yang 

menjadi kebanggan dunia modern pun menjadi ancaman untuk keberlangsungan 

kehidupan mendatang, akibatnya tidak sedikit manusia modern mulai resah atas 

dampak buruk dari ideologi modern. Hal ini dapat terlihat dari upaya mereka 
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menemukan cara atau metode yang dapat memberi ketenangan batin seperti 

aktivitas yoga dan semacamnya. Belakangan di barat muncul tradisi baru yang 

menafikan agama meski muatannya adalah rangkaian spiritual dan tidak lain yang 

dituju adalah ketenangan dari kegelisahan jiwa. 

Bagi Nasr, manusia modern merupakan masyarakat yang telah makmur 

pada tingkat material. Berkat sains dan teknologi, masyarakat modern hidup serba 

mekanis dan segalanya menjadi mudah, namun kondisi demikian bagi masyarakat 

modern bukannya membawa kepada kebahagiaan yang sejati melainkan 

menambah kecemasan, yakni kegelisahan yang justru muncul akibat kemewahan 

yang tidak proporsional. Ilmu dan teknologi canggih dipahami sebatas perihal 

empiris dengan melepaskan aspek batin primordial yang ada pada setiap realitas. 

Kehilangan aspek batin menyeret manusia modern pada pemujaan ilmu dan 

teknologi yang puncaknya mereduksi integritas kemanusiaannya, bahkan 

terperangkap pada jaringan sistem rasionalitas teknologi yang tidak humanis.40 

Pada tataran sosial, Nasr menggunakan dua terma, yaitu axis dan rim atau 

centre dan periphery, untuk membedakan dua kategori orientasi hidup manusia. 

Dalam sejumlah tulisannya Nasr berulangkali menyoroti manusia modern atas 

kehidupannya yang berada di pinggiran eksistensi dirinya dan berjalan menjauh 

dari pusat. Hal ini dilakukan tidak saja menyangkut dirinya sendiri bahkan dalam 

lingkungan kosmisnya. Ideologi modern demikian mengakar dalam masyarakat 

modern sehingga lahir kecenderungan merasa cukup atas perangkat ilmu dan 

teknologi sebagai bekal kelangsungan kehidupannya. Sedangkan tradisi atau 

 
40 Fritjof Capra, Titik Balik Peradaban, h. 31. 
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pemikiran dan paham keagaman murni yang bersumber dari Tuhan (wahyu) 

ditinggalkan. Nasr dalam beberapa waktu menyinggung masyarakat modern 

melakukan bunuh diri melalui ideologinya yang sekuler.41 

C. Signifikansi Epistemologi Irfani bagi Problematika Peradaban Modern 

Peradaban modern menjadi objek kritik paling keras dari Seyyed Hossein 

Nasr. Peradaban modern yang telah mendegradasi dimensi mistis pada realitas, 

bagi Nasr bukanlah suatu prestasi peradaban yang patut dibanggakan sebagaimana 

keyakinan masyarakat modern. Peradaban modern lebih layak dikategori sebagai 

petaka semesta dan berpuncak pada terancamnya keberlangsungan hidup 

manusia.42 Petaka ini bisa dilihat dari rusaknya keseimbangan ekologis, industri 

modern yang berbahan bakar fosil telah melepaskan polutan ke udara dalam 

jumlah yang banyak lalu memicu terjadinya pemanasan global. Apakah ada jalan 

keluar dari petaka ini? Salah satu jalan keluar yang ditawarkan Nasr adalah 

melalui epistemologi irfani, yang mampu mengkoreksi basis epistemologi 

peradaban modern. 

Menurut Nasr, peradaban manusia dengan tingkat kecanggihan luar biasa 

direpresentasikan oleh peradaban-peradaban intelektual sebelumnya, seperti 

peradaban Mesir kuno, Cina kuno, Babilonia, Yunani dan Islam. Nasr menyatakan 

bahwa kejayaan peradaban-peradaban tersebut ditandai dengan pencapaian 

khazanah pengetahuan tertinggi. Bagi Nasr, peradaban modern ketika ditinjau dari 

 
41 Sudharminta, “Sains dan Masalah Ketuhanan” Diskursus, Vol. 1, No. 1 (2002), h. 37. 

Lihat juga Nasr, Religion and the Order of Nature, h. 131. 
42

 Rujuk pada lembaran halaman sebelumnya di Bab Kritik Nasr atas Kegagalan 

Epistemologi Dunia Modern. 
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visi harmonisasi tergolong sebagai peradaban termiskin, karena meyakini hanya 

dua basis epistemologis yaitu rasionalisme dan empirisme. Tanpa melalui dua 

verifikasi tersebut suatu realitas dianggap tidak ada dan tidak penting 

diperbincangkan. Inilah kecelakaan terbesar dunia modern yang mereduksi 

khazanah pengetahuan hingga ke level terendah (realitas indrawi). Peradaban 

modern terjebak pada pengetahuan indrawi, proposisi pengetahuan yang dianggap 

bermakna adalah proposisi yang bisa diverifikasi secara aktual. Sehingga 

proposisi-proposisi etis dan metafisis dianggap tidak bermakna, karena tidak bisa 

diverifikasi secara faktual.43 

Epistemologi irfani yang ditawarkan Nasr bersifat holistik, yang akan 

mengembalikan pengetahuan modern pada derajat sublimnya yang haikiki. 

Epistemologi irfani merupakan pengetahuan yang menitikberatkan pada tradisi,44 

hikmah dan metafisika. Nasr menyatakan bahwa irfani adalah ruh seluruh ilmu, 

realitas yang dengannya manusia modern dapat kembali kepada khittahnya 

sebagai makhluk primordial Tuhan. Lebih jauh, Nasr menyatakan bahwa irfani 

merupakan pengetahuan atas realitas, yang mengakar dalam jantung setiap tradisi 

agama-agama. Pengetahuan ini adalah khazanah suci yang diwariskan langsung 

oleh Tuhan pada generasi manusia sejak awal peradaban. Bagi Nasr, kelahiran dan 

perkembangan ilmu kebijaksanaan ini adalah dari tradisi kenabian, kemudian 

manusia-manusia suci, dan terus berkembang di tangan para arif bijaksana dan 

 
43 Seyyed Hossein Nasr, Religion and the Order of Nature, h. 135-136. 
44Tradisi dalam hal ini merujuk pada pendefinisian Nasr yaitu suatu fakta realitas 

ketuhanan hakiki yang diwahyukan pada seluruh manusia dan alam semesta melalui perantaraan 

utusan Tuhan dengan berbagai prinsip dan kategori implementasi tertentu. Uraian lebih jauh lihat, 

Seyyed Hossein Nasr, Traditional Islam in the Modern World (New York: Columbia University, 

1987). 



125 
 

 
 

para filsuf. Pengetahuan suci ini bersifat abadi dan akan ada sepanjang peradaban 

manusia.45  

Ibaratnya, pengetahuan irfani ini seperti sebuah pohon yang akar-akarnya 

tertanam melalui wahyu di dalam sifat Ilahi dan darinya tumbuh batang serta 

cabang-cabang sepanjang zaman. Ataupun seperti kebenaran kudus yang 

langgeng, teguh, kearifan yang abadi, serta penerapan prinsip-prinsipnya yang 

bersinambung dalam konteks segala ruang dan masa.46 Epistemologi irfani 

memandang manusia bukan sebagai makhluk yang terpenjara oleh akal dalam arti 

rasio semata sebagaimana yang dipahami manusia modern, tetapi sebagai 

makhluk yang suci, yang tak lain adalah manusia tradisional. Manusia suci, bagi 

Nasr, hidup di dunia yang mempunyai asal maupun pusat. Ia hidup dalam 

kesadaran penuh sejak asal yang mengandung kesempurnaannya sendiri, dan 

berusaha untuk menyamai, memiliki kembali dan mentransmisikan kesucian awal 

dan keutuhannya.47 

Tidak dapat dipungkiri, ideologi Cartesian di Barat memang telah 

mengakar sedemikian kuat sehingga pendekatan apapun yang dibangun dalam 

meminimalisir problemnya bisa gagal. Tidak salah kemudian ketika Nasr 

menyatakan, puncak kekerdilan manusia adalah peradaban modern dan bukan 

puncak keberhasilan sebagaimana yang dipersepsikan selama ini. Tradisi modern 

yang kehilangan keterikatan dengan Yang Maha Mutlak menyeret pada 

kecenderungan eksploitatif yang memposisikan manusia sebagai subjek yang 

 
45  Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and the Sacred, h. 70-71 dan 132-133. 
46 Seyyed Hossein Nasr, Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern (Bandung: 

Pustaka, 1994), h. 4. 
47

 Seyyed Hossein Nasr, Intelektual Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 18. 
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bebas untuk mengeksploitasi alam yang diposisikan sebagai objek semata. Paham 

tersebut bisa berakibat fatal karena memandang alam semesta (termasuk Tuhan 

dan manusia) sebagai sekedar objek. Objek dalam hal ini adalah perilaku atau 

tindakan sebebas mungkin yang dilakukan manusia tanpa pertimbangan etis 

terhadap yang selain dirinya. Akibatnya, manusia modern telah kehilangan jati 

dirinya sebagai makhluk primordial Tuhan, dan tak ubahnya seperti lokus tanpa 

isi, kosong dari kehadiran Tuhan, dan hanya sebagai makhluk alamiah seperti 

yang lainnya. Apa yang dikatakan Thomas Hobbes (1588-1679 M) bahwa 

manusia lahir dengan insting alamiahnya sebagaimana hewan, sehingga 

berpotensi melakukan kejahatan,48 selangkah lebih dekat dengan situasi 

masyarakat modern. Jika demikian halnya, manusia modern bukan lagi berada 

pada level manusia tetapi lebih pada level kehewanan. 

Dalam epistemologi irfani, Nasr memperkenalkan konsep manusia 

sempurna (Insan al-Ka>mil) sebagai lokus paling sempurna dengan tingkat 

kedekatan kepada Tuhan yang paling tinggi. Meski pada dasarnya bagi Nasr, 

seluruh makhluk adalah lokus dan manifestasi Tuhan, namun manusia menempati 

kedudukan yang berbeda di antara seluruh makhluk Tuhan lainnya. Tradisi irfani 

mengidentifikasi manusia sempurna (Insan al-Ka>mil) dengan karakter 

keberadaannya yang senantiasa memantulkan segenap nama dan sifat-sifat Tuhan 

dalam seluruh nafas dan gerak kehidupannya. Predikat manusia sempurna ini 

umumnya dikategori para nabi dan orang-orang mulia selain nabi, yang 

menghidupkan nilai-nilai ketuhanan melalui tradisi irfani. Alih-alih menciptakan 

 
48 Franz Magnis-Suseno, Filsafat sebagai Ilmu Kritis (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 71-

72. Lihat juga Simon Petrus L. Tjahjadi, Petualangan Intelektual (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 

227-236. 
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berbagai problematika di alam sebagai bentuk pengingkaran terhadap Tuhan, 

manusia sempurna (Insan al-Ka>mil) bagi Nasr, hanya akan memusatkan perhatian 

pada ketundukan sebagai khalifah Tuhan di muka bumi.49 

Satu hal yang cukup kontras dalam peradaban modern adalah inkonsistensi 

dalam sistem epistemnya, yaitu menolak spiritualitas dan metafisika tetapi 

menerima realitas magis, yang sebenarnya ilmu magis merupakan bagian dari 

konstruksi metafisika. Dalam konstruk budaya masyarakat modern juga yang 

serba historis, empiris dan indrawi, segalanya dipandang menurut sejarah yang 

membentuknya, menjadikan perbedaan semakin menonjol. Perbedaan menjadi 

begitu dijunjung, dan kebersamaan dilupakan yang sebenarnya menjadi titik 

perjumpaan lintas tradisi. Ketika kebersamaan dilupakan dan perbedaan yang 

dihidupkan maka akan menyeruak ruang perdebatan yang mengakibatkan 

munculnya konflik dan permusuhan. Contoh yang dapat dilihat adalah keberadaan 

mazhab tertentu dalam aliran keagamaan yang sangat menekankan perbedaan, 

sehingga banyak menimbulkan keresahan dalam masyarakat beragama. Contoh 

lain, adanya kecenderungan masyarakat untuk selalu ingin berbeda dengan orang 

lain dalam segala hal. Kesamaan seolah menjadi kebiasaan primitif dan simbol 

ketertinggalan yang mesti dihindari. Menurut Nasr, penekanan perbedaan oleh 

manusia modern bisa menyeret pada penolakan hukum universal, di mana 

manusia dan alam memiliki keterhubungan yang erat secara metafisis. 

Keterhubungan tersebut seharusnya dijalin dengan pengelolaan, pemanfaatan, 

ketergantungan, dan harmoni dalam tataran jiwa dan ruh, sehingga terbangun 

 
49 Seyyed Hossein Nasr, Tasawuf, Dulu, dan Sekarang, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), 

h. 43-44. 
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kesadaran serta harmoni secara lebih luas. Bagi Nasr, penting mengedukasi 

masyarakat modern tentang hakikat kesamaan dan kebersamaan ini, untuk 

meminimalisir konflik karena perbedaan semakin bertambah.50 

Dalam epistemologi irfani, terangkum rangkaian kaidah yang 

membentuknya, antara lain: 1) Dimensi esoteris sebagai ruh atas eksoteris. 2) 

Mendasarkan penyatuan atas nama spiritualitas. 3) Sarat experiental (pengalaman 

keagamaan langsung) dan bukan sekedar theoretical yang cenderung 

demonstratif. 4) Menekankan kesadaran bahwa seluruh entitas merupakan bagian 

dari “sesuatu” yang lebih besar (Realitas Absolut). 5) Meyakini kehadiran Tuhan 

dalam lintas tradisi, agama dan sipiritual manapun. 6) Meyakini bahwa tradisi, 

budaya, agama, politik dan ego mesti terlampaui.51 

Merujuk kaidah irfani di atas sebagaimana keyakinan Nasr bahwa manusia 

secara azali adalah satu dalam substansi. Tuhan dalam firman-Nya mengukuhkan 

asumsi ini dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 213 sebagai berikut: 

 

الْكِتاَبَ  مَعهَُمُ  وَأنَْزَلَ  وَمُنْذِرِينَ  رِينَ  مُبَش ِ النَّبِي ِينَ   ُ اللََّّ فَبعََثَ  وَاحِدَةً  ةً  أمَُّ النَّاسُ  كَانَ 

ِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتلََفوُا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتلََفَ فِيهِ إلََِّّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِنْ بَعْدِ   بِالْحَق 

  ِ الْحَق  مِنَ  فِيهِ  اخْتلََفوُا  لِمَا  آمَنُوا  الَّذِينَ   ُ اللََّّ فهََدَى  بَيْنهَُمْ ۖ  بغَْيًا  الْبَي ِنَاتُ  جَاءَتْهُمُ  مَا 

ُ يهَْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلىَٰ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ   بِإذِْنِهِ ۗ وَاللََّّ

 

 

 
50 Nasr, Religion and the Order of Nature, h. 278-280. 
51 Seyyed Hossein Nasr, Islamic Life and Thought (Albani: State University of New York, 

1981), h. 83.  



129 
 

 
 

Terjemahnya: 

Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka 

Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi 

peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar, 

untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka 

perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang 

telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada 

mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka 

sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada 

kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-

Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya 

kepada jalan yang lurus.52 

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia 

adalah umat yang satu. Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan 

sekaligus kabar gembira dengan disertai kitab, untuk memberi keputusan di antara 

manusia yang sedang berselisih. Allah memberi petunjuk orang-orang yang 

beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu atas 

kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya 

kepada jalan yang lurus.53  

Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia pada awalnya merupakan satu 

kesatuan lalu berpecah akibat proses sejarah, seperti pergeseran situasi ruang 

waktu, ragam budaya, sehingga membentuk berbagai kelompok (bangsa), tradisi, 

suku dan sebagainya. Perpecahan demikian menjadi keharusan kehadiran para 

wali Tuhan di muka bumi untuk menegakkan persatuan kembali. Pada dasarnya 

Tuhan mencintai manusia sebagaimana fitrah-Nya yang Maha segalanya terhadap 

seluruh keberadaan. Sehingga mutlak menginginkaan kedamaian atas seluruh 

 
52 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Depag: 1998), QS. Al-Baqarah 

(2): 213. 
53 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, dalam https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-

baqarah/ayat-213. (2023). 

https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-213
https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-213
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manusia salah satunya dengan mengutus para nabi menebarkan spiritualitas demi 

perwujudan harmonisasi yang abadi. Adapun fakta azali kesatuan manusia, 

sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi manusia keseluruhan hari ini untuk 

mengembalikan tradisi tersebut dengan bersama-sama menghidupkan nilai-nilai 

irfani. 

Pada konteks epistemologi, irfani berbicara persoalan pengetahuan atas 

realitas (ma’rifah), sekaligus menjadi pembimbing manusia menuju Yang Sakral 

melalui tahapan realisasi kebenaran (tahaaqquq), yaitu perwujudan kebenaran 

dalam seluruh gerak kehidupan sehari-hari, atau proses penyatuan antara yang 

mengetahui dengan yang diketahui.54 “Mengetahui” dalam hal ini bermakna juga 

“mengada” (knowing as being) di mana antara yang mengetahui (subjek) dengan 

yang diketahui (objek) mengalami kemenyatuan sehingga tidak ada lagi ruang 

berlawanan atau saling menegasi di antara keduanya. Berbeda dengan prinsip 

berpikir Cartesian yang memisahkan antara subjek dan objek, ada jarak yang 

memisahkan antara yang mengetahui dengan yang diketahui sehingga berakibat 

eksploitatif atas subjek terhadap objek. Bagi Nasr, irfani memiliki supremasi atas 

realitas pengetahuan lainnya karena bersifat mengakar secara transendental, atau 

dalam istilah lain, “Knowledge of the Origin and the Source is the Origin and 

Source of Knowledge”.55 Irfani juga tidak mendasarkan diri kepada asumsi-asumsi 

spekulatif, namun diperoleh melalui penghayatan langsung sehingga sifatnya 

“pasti”. Sedangkan ketika dilihat dari kategori kepastian dalam tradisi Islam Nasr, 

 
 

55 Terjemahnya: Pengetahuan tentang Asal dan Sumbernya adalah Asal dan Sumber 

Pengetahuan. Atau pengetahuan tentang asal usul sesuatu dan sumber dari segala sesuatu adalah 

asal dan sumber pengetahuan itu sendiri. 
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yaitu ‘ilm al-yaqi>n, ‘ayn al-yaqi>n, dan haqq al-yaqi>n, irfani, tergolong haqq al-

yaqi>n.56 

 Epistemologi irfani ketika dilihat dari kaidah yang mendasari bangunan 

konsepnya, yaitu: Pertama, Scientia Sacra bersumber dari wahyu (revelation), 

intelektual (intellectual), intuisi (intuition), dan akal (reason). Kedua, Scientia 

Sacra merupakan konstruk atau bangunan pengetahuan yang secara umum 

diperoleh dari intellectual intuition (intellection) yang berpusat pada hati dan 

mendapat “bimbingan” (ilham) dari Tuhan. Ketiga, pada prinsip pengetahuan ini, 

ruang untuk spekulasi manusia atau elaborasi melalui akal cenderung tidak 

banyak berperan, melainkan sebatas “partisipan”. Keempat, Scientia Sacra 

merupakan bentuk pengetahuan yang perolehannya tanpa perantara apapun yang 

dalam istilah lain disebut “unmediated metaphysical knowledge”. Adapun makna 

intelek dalam hal ini, merujuk pada pengertian asal, yaitu dalam bahasa Latin; 

intellectus atau nous dalam bahasa Yunani, dan dalam bahasa Al-Qur’an disebut 

‘aql yang berarti mengikat atau mengembalikan manusia ke asalnya (origin). 

Sedangkan dalam kategori etimologis, intellect atau ‘aql mengandung makna 

yang sama dengan agama karena agama secara substansi juga mengikat manusia 

kepada Tuhan. Dalam hal ini, Nasr menyebut manusia modern terlalu jauh 

melakukan reduksi makna terhadap inteleksi dari makna asalnya, menjadi sebatas 

reasoning.57 

 
56 Kholid Al-Walid, Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat: Filsafat Eskatologi Mulla > S}adra> 

(Jakarta: Sadra Press, 2012), h. 53-54. 
57 Seyyed Hossein Nasr, Islamic Life and Thought, h. 84-89.  
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Kemendasaran irfani dapat juga dilihat dalam relasi atau keterhubungan 

inteleksi terhadap spiritualitas yang meliputi: Pertama, inteleksi merupakan pusat 

manusia (the centre of human being), yang bersemayam di dalam hati setiap 

manusia. Kedua, kualifikasi intelektual sangat bergantung sejauh mana kualifikasi 

moral turut berperan di dalamnya. Sehingga jika moral atau spiritual secara pasif 

berperan maka inteleksi menjadi disfungsional. Ketiga, hubungan antara 

intelektualitas dan spiritualitas adalah bagaikan hubungan antara pusat dan 

pinggiran. Sedangkan relasi atau keterhubungan inteleksi dengan rasio, yaitu: 

Pertama, inteleksi dalam hal ini lebih tinggi dari rasio karena rasio hanya dapat 

menyimpulkan sesuatu berdasarkan pada data (empiris) dan berfungsi karena 

eksistensi inteleksi. Kedua, rasio hanyalah media untuk menunjukkan jalan 

kepada orang buta, bukan untuk melihat. Ketiga, inteleksi, dengan bantuan rasio, 

terungkap dengan sendirinya secara pasti. Keempat, inteleksi dapat menggunakan 

rasio untuk mendukung aktualisasinya.58  

Menyangkut metodologi perolehan pengetahuan irfani, Nasr 

mengemukakan beberapa hal, yaitu: Pertama, irfani diperoleh hanya orang yang 

berusaha untuk memahami Tuhan melalui jalur ketuhanan (al-‘a>rif billa>h). Kedua, 

untuk melakukan hal ini, manusia harus menyucikan jiwanya dengan cara 

menetapi kebajikan-kebajikan utama seperti rendah hati, murah hati dan jujur. 

Ketiga, menurut Nasr, ada delapan tingkatan yang harus dilalui untuk sampai 

kepada irfani ini, yaitu; earthly body, vital motion, sense perception, reason, soul, 

knowledge, wisdom, and purified soul. Keempat, orang yang mencapai irfani 

 
58 Nasr, Islamic Life and Thought, h. 90-100.  
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adalah seorang yang bijaksana dan merupakan pengejawantahan irfani itu sendiri 

karena orang tersebut telah mencapai terminal terakhir ketika “yang mengetahui” 

(subjek) tidak terpisah dari “yang diketahui” (objek).59 

Metodologi perolehan pengetahuan irfani juga bisa dilakukan dengan 

strategi intelektual Passing Over, yaitu seseorang yang ingin memperkaya, 

menyuburkan, dan memperdalam pengalaman keagamaan dan spiritualnya 

hendaknya berani melakukan passing over atau “melintas”, yang berarti 

melakukan pengembaraan spiritual ke dalam jantung agama-agama lain, lalu 

“kembali” (coming back) dari tempat pengembaraan itu kepada agamanya dengan 

membawa pandangan baru yang mencerahkan dan memperkaya agamanya. 

Dengan kata lain upaya penjelajahan agama-agama lain dalam sisi substansinya 

atau khazanah spiritual dengan hasilnya mampu lebih mendalami khazanah 

agamanya. Adapun manisfestasi dari irfani dalam peradaban itulah yang tampak 

dalam tradisi, sebagaimana makna yang dipersepsi Nasr. Tradisi tidaklah 

bermakna kebiasaan, adat istiadat atau penyampaian ide-ide dari satu generasi 

kepada generasi selanjutnya. Tradisi yang dimaksud disini adalah kebenaran-

kebenaran atau prinsip-prinsip utama yang bersumber dari Yang Ilahi (the divine 

Origin) diwahyukan kepada umat manusia melalui para pembawa pesan, nabi, 

avatar, atau agen penyampai yang lainnya, beserta dengan penyerapan dan 

penyiaran prinsip-prinsip tersebut pada masa-masa yang berbeda dan kondisi-

 
59 Nasr, Islamic Life and Thought h. 91-103.  
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kondisi yang berbeda bagi masyarakat tertentu. Tradisi juga mesti dihidupkan 

kembali dalam kehidupan modern agar kebenaran hakiki dapat ditemukan.60 

Secara lebih sederhana, penulis memahami bahwa, dalam konteks 

keberadaan (hierarkis), epistemologi irfani memuat beberapa hal, yaitu: 1) 

Didasarkan pada satu perspektif hierarkis tentang alam semesta. 2) Melihat dunia 

fisik sebagai realitas paling rendah. 3) Bersifat simbolik saat menguraikan realitas 

yang lebih tinggi. 4) Tidak bersifat antroposentris. 5) Tidak dimaksudkan untuk 

memisahkan manusia dari realitas ketuhanan dan semua makhluk lainnya. 6) 

Lebih fokus kepada ranah esoterik dibandingkan eksoteri. Ketika manusia 

menghidupkan pengetahuan irfani, maka ia akan mengalami transformasi. Yang 

dimaksud dengan trasformasi adalah proses kenaikan level derajat menjadi lebih 

dekat kepada Yang Ilahi.  

Menurut penulis, problematika peradaban modern yang terus berkembang 

hari ini, dengan karakternya, seperti sekulerisme, individualisme, materialisme, 

empirisme, rasionalisme, cara berpikir eksploitatif, serta keterasingan yang 

melanda diri umat manusia, pada tataran praktis melahirkan dampak negatif, 

seperti terganggunya tatanan kehidupan global karena krisis ekologis (bencana 

alam, polusi, kekurangan air bersih dan pemanasan global), dehumanisasi, krisis 

moral, kriminalitas, kesenjangan sosial, kemiskinan, kelaparan, kekerasan, 

peperangan, pandemik dan berbagai macam penyakit lainnya. Lebih jauh, 

masyarakat modern menjadi terancam kecemasan berkepanjangan akibat 

permasalahan yang tak kunjung menemukan alternatif solusi. Epistemologi 

 
60 Seyyed Hossein Nasr, Islamic Life and Thought, h. 101-109.  
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modern dengan karakternya yang materialis dan sekuler dinilai Nasr tidak mampu 

memberikan solusi karena konsep kehidupan yang dibangun terpisah dari nuansa 

spiritual atau kehidupan beragama. Ilmu pengetahuan modern menggunakan 

konsep materialis dalam segala aspek kehidupan yang mengakibatkan kesakralan 

ilmu pengetahuan hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh aspek batin 

manusia modern sebagai sumber ketenangan. 

Nasr, melalui epistemologi irfani berupaya mencari akar permasalahan 

epistemologi modern. Nasr meyakini bahwa kebudayaan sekuler adalah landasan 

utama kebudayaan Renaissance yang menjadi akar lahirnya permasalahan-

permasaahan modernitas yang mesti dicarikan solusinya. Bagi Nasr, sebagaimana 

dikutip Rachman, krisis dunia modern bersumber dari Barat sejak zaman 

Renaissance dan menyebar ke bagian lain muka bumi, dimana sejak saat itu 

manusia adalah makhluk bebas yang independen dari Tuhan dan alam. Manusia 

membebaskan diri dari tatanan Ilahiyah (divine order) untuk selanjutnya 

membangun tatanan antro-phomorfism, tatanan yang semata-mata berpusat pada 

manusia yang mengakibatkan putus dari spiritualitas.61 Peradaban modern yang 

akhirnya tidak memenuhi janjinya membangun kesejahteraan hidup yang lebih 

baik, bahkan justru melahirkan banyak permasalahan seperti individualisme, 

materialisme, hedonisme, dan sebagainya, mendorong masyarakat modern mulai 

menerapkan praktik-praktik religious-spiritualis sebagai respon atas kecemasan, 

kegelisahan, kebingungan, dan konsumerisme yang dialami.  

 
61 Budi Munawar Rachman, “Tradisionalisme Nasr: Eksposisi dan Refleksi Laporan 

Seminar Seyyed Hossein Nasr,” Jurnal Ulumul Qur’an, no. V/4 (1993), h. 107. 
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Epistemologi irfani memandang ilmu dan pengetahuan tidak terpisah 

dengan keimanan dan intelektual serta tidak menafikan keimanan. Ilmu 

pengetahuan dan metafisika seharusnya tidak berdiri sendiri, ataupun berupaya 

memisahkan diri dari konsep keimanan (spritualitas).62 Penulis memandang 

bahwa, ketika hal ini dipaksakan, maka berbagai krisis yang telah terjadi akan 

semakin bertambah dan keadaan akan semakin parah. Manusia modern akan 

semakin kehilangan arah dalam menjalani kehidupan. Di tengah kebingungan, 

maka muncullah perilaku-perilaku atau kecenderungan spiritual dalam masyarakat 

modern. Mulai muncul keyakinan bahwa pemulihan suatu permasalahan tidak 

hanya bersifat eksternal, tetapi juga bisa bersifat internal atau lahir “dari dalam” 

diri manusia, dan bukan hanya melalui sistem politik semata. Dengan kata lain, 

nilai-nilai esoterik mulai dilirik sebagai salah satu bentuk alternatif pemulihan. 

Sistem politik tidak lagi diyakini secara radikal sebagai satu-satunya alternatif 

yang mampu menjadi penyelamat umat manusia. Mulai muncul juga kesadaran 

baru dalam masyarakat modern seperti percobaan-percobaan gaya hidup baru dan 

kesederhanaan yang bersifat suka rela. Misalnya, mulai menentang 

konsumerisme, mulai menerapkan gaya hidup yang minimalis, mulai mempelajari 

tradisi zen dan yoga yang sangat berkontradiksi dengan tradisi modernitas, 

ataupun mulai memberikan perhatian terhadap wawasan-wawasan ruhani atau 

spiritualitas secara umum. 

Munculnya perilaku dan kecenderungan-kecenderungan spiritual dalam 

masyarakat modern dapat ditafsir sebagai gejala kebangkitan agama dan menjadi 

 
62 Moh. Anas. “Kritik Sayyed Hosssein Nasr atas Problem Sains dan Modernitas,” 

Kalam:  Jurnal Agama dan pemikiran Islam (Vol. VII, No. 1 2012), h: 30. 
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petunjuk nyata usaha penghidupan kembali unsur maknawi dan tujuan hidup yang 

telah lama dikubur oleh peradaban modern. Kesombongan atas ilmu-ilmu 

materialis mulai berkurang, dimana awet selama era modern, yang sembari 

menilai esoterisme atau nilai-nilai tradisional sebagai mitos atau bahkan lelucon. 

Keyakinan atas kepastian sains dengan kecanggihan teknologinya juga perlahan 

mulai pudar. Masyarakat modern mulai muncul keragu-raguan, keyakinan akan 

ketidakpastian sains dan juga kepasrahan. Lebih jauh, muncul kecemasan 

materialis masyarakat modern akibat krisis lingkungan, krisis bahan bakar, krisis 

kesehatan, peperangan, ancaman krisis bahan makanan, berbagai macam 

gangguan mental dan berbagai krisis lainnya. Amin Syukur mengatakan, 

pengetahuan rasional, sains dan teknologi tidak mampu memenuhi kebutuhan 

pokok manusia dalam aspek nilai-nilai transenden, satu kebutuhan vital yang 

hanya bisa digali dari sumber wahyu Ilahi. Akibatnya, manusia akan menjadi stres 

dan gelisah karena merasa tidak mempunyai pegangan hidup.63 Pada konteks 

inilah, konsep epistemologi irfani Nasr dapat berperan aktif untuk menjadi 

rujukan dasar mengatasi krisis dan problematika yang ada.  

Sebagai solusi problematika modern, epistemologi irfani menyentuh 

manusia dalam banyak tingkatan, mulai dari emosional, spiritual, intelektual, 

sampai dengan eksistensial. Dalam hal ini, nilai-nilai esoteris tidak akan lenyap 

dari peradaban manusia sejak dahulu sampai sekarang. Spiritualitas menjadi 

bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Melaui spiritualitas, 

kedamaian hati, pencerahan ruhani serta kematangan beragama pada gilirannya 

 
63 M. Amin Syukur, Menggugat Tasawuf (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 113. 
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akan melengkapi kecerdasan intelektual dan emosional manusia modern.64 

Epistemologi irfani menawarkan stabilitas atau ketenangan batin dan kehidupan 

sosial secara lebih luas yang harmonis. Epistemologi irfani memberikan makna 

dan nilai atas apa yang dilakukan manusia dalam hidup, serta menjelaskan asal 

usul manusia, bagaimana manusia menjalani kehidupan, dan kemana manusia 

akan pergi setelah kematian.   

Epistemologi irfani adalah moral (akhla>q) antara seorang hamba dengan 

Tuhannya, antara manusia dengan dirinya sendiri, terhadap orang lain, 

masyarakat dan alam. Moral yang dimaksud adalah moral yang menegasikan 

keburukan seperti sifat tamak, rakus, hedon, menindas, eksploitatif dan 

pengabdian terhadap selain Tuhan.65 Ajaran irfani yang mengantarkan manusia 

menjadi insa>n ka>mil sebenarnya cukup signifikan sebagai jalan pemulihan bagi 

penyakit modernitas. Seorang insa>n ka>mil terdidik baik secara moral maupun 

intelektual yang membawanya mampu mengontrol diri di tengah modernisasi 

dengan semua kemudahan dan kecanggihan yang ditawarkan. Demikian juga 

dalam memahami dan menerapkan tanggung jawab kekhalifahan serta 

pertanggungjawaban di hadapan Tuhan kelak di hari kemudian. Menurut penulis, 

Nasr dengan gagasan epistemologi irfani sebagai solusi atas problematika 

peradaban modern, dapat dikategori sebagai neo-tradisional, dimana ajarannya 

memuat esoterisme atau penghayatan keagamaan ba>t}i>ni> yang mengharuskan 

 
64 Robby H. Abror, Tasawuf Sosial: Membeningkan Kehidupan dengan Kesadaran 

Spiritual (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. xvii. 
65 Taftaza>ni>, Madkhal ila> al-Tasa}wwuf al-Isla>mi> (Da>r al-S|aqafah, 1979), h. 10-11.  
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keterlibatan aktif dalam bermasyarakat untuk menciptakan tata kehidupan 

bersama yang harmoni.  

D. Analisis Filosofis atas Bangunan Pemikiran tentang Epistemologi Irfani 

Seyyed Hossein Nasr 

 

Setelah menelusuri bentuk pemikiran epistemologi irfani Nasr, selanjutnya 

penulis mencoba melakukan analisis secara filosofis dengan mengidentifikasi dua 

hal, yaitu pemikiran epistemologis irfani Nasr yang mengambil landasan 

pengetahuan tradisional, dan epistemologi irfani Nasr dalam menimbang 

peradaban modern.  

1. Pemikiran Epistemologis Irfani Nasr Mengambil Landasan 

Tradisional 

 

 Menurut penulis, pemikiran epistemologi irfani Nasr merupakan upaya 

perumusan ulang pengetahuan tradisional yang spesifik membincang 

epistemologi. Landasan dan kerangka perumusan tersebut diambil dari berbagai 

tradisi timur seperti Tao, Buddha, Hindu dan Islam, sebagai pengetahuan yang 

terlupakan (forgotten knowledge). Tradisi Islam, terutama filsafat dan sufisme 

mendapatkan porsi terbesar dalam keseluruhan bangunan pemikiran Nasr. 

Pemikiran Hinduisme yang juga banyak mewarnai pemikiran Nasr, umumnya 

melalui gurunya yaitu Rene Guenon dan Frithjof Schuon. 

Pemikiran epistemologi Nasr, sebenarnya tidaklah lengkap jika menilai 

Nasr hanya sebatas filsuf sebagaimana pandangan dunia modern. Nasr adalah 
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seorang pembimbing spiritual juga,66  karena pemikirannya menitikberatkan pada 

kesucian melalui perjalanan spiritual. Baik Nasr maupun para sufi secara umum 

memaknai perjalanan spiritual (ma’rifat) sebagai tujuan akhir yang harus dicapai 

manusia, yang sekaligus sebagai puncak kesempurnaan yang mengandung 

kebahagiaan hakiki.67 Menurut penulis, konsep Nasr tentang pengetahuan suci 

sejatinya tidak bisa dipisahkan dari perkembangan filsafat Islam. Filsafat Islam 

lahir berkenaan dengan upaya rasional dalam memikirkan hakekat “yang ada” 

(being). Jika diamati dengan cermat, struktur pemikiran Nasr hampir sama dengan 

struktur pemikiran Suhrawardi. Suhrawardi menekankan terma-terma kesatuan 

dan universalitas prinsip-prinsip ketuhanan, seperti al-hikmat al-laduniyya dan al-

hikmat al-‘atiqa. Hal ini bisa dilihat dari upaya Nasr turut membangun mazhab 

perennial. Nasr sangat mengapresiasi penalaran diskursif dan intellectus, serta 

mendasarkan filsafat mereka pada dua perangkat metodologis tersebut. Isu tentang 

persinggungan antara Barat dan Timur merupakan concern Nasr.  

Penulis memandang bahwa, pengaruh karya-karya Nasr tidak terbatas 

pada dunia Islam, namun juga mencapai tradisi lain seperti Hindu, Yahudi, dan 

Zoroastrianisme. Hal yang sama tentang karya-karya Nasr, filsafat Nasr sangat 

kaya, menyinggung tentang filsafat agama, etika, seni, logika, alam, dan 

matematika. Nasr menganggap bahwa walaupun elemen-elemen ini berbeda 

namun merepresentasikan kesatuan. Tema yang serupa juga terlihat dalam filsafat 

Nasr, yang juga menekankan hubungan antara unity dan multiplicity, antara 

 
66 Zailan Moris, “The Biography of Seyyed Hossein Nasr,” dalam: Zailan Moris (Ed.), 

Knowledge is Light: Essays in Honor of Seyyed Hossein Nasr (Chicago: ABC International Group, 

1999), h. 32. 
67 Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman, dalam Indo Santalia, “Ajaran Tasawud dan 

Tokoh-Tokohnya,” Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial, vol. I, no. 1 (2023), h. 8. 
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filsafat dan agama. Dalam banyak hal, Hikmat al-Ishraq, juga bisa disandingkan 

dengan magnum opus Nasr, Knowledge and the Sacred. Suhrawardi mengklaim 

bahwa bukunya ini ditulis dalam waktu yang sangat pendek, karena mendapat 

inspirasi dari ruh al-Quds, hal yang sama juga dinyatakan tentang magnum opus 

Nasr. Karya Nasr ditulis dalam waktu beberapa bulan, dan dianggap oleh Nasr 

sebagai hadiah dari langit. Atas dasar ini tidak salah menyimpulkan bahwa Nasr 

adalah Neo-Suhrawardi atau penerus tradisi pemikiran Suhrawardi dalam dunia 

kontemporer.  

Seperti Schuon dan Guenon serta para pemikir perennial lainnya, Nasr 

melakukan kritik terhadap krisis multidimensi yang mendera kehidupan modern. 

Nasr mengidentifikasi empat hal yang menjadi ciri umum pemikiran modern, 

yaitu antropomorfisme sampai sekularisme, progresivisme, hilangnya sakralitas, 

dan ketidaktahuan yang tidak disadari tentang prinsip-prinsip metafisis.68 

Keempat ciri peradaban modern tersebut menjadikan manusia modern lupa akan 

Asal yang akhirnya menyeretnya ke jurang spiritual dan krisis ekologis besar-

besaran. Tidak hanya persoalan ekologis, krisis psikologis juga melanda manusia 

modern akibat kehilangan spiritualitas, sehingga rentan menderita tekanan mental, 

stress, depresi, dan sederet penyakit kejiwaan lainnya. Yang lebih 

memperihatinkan bagi Nasr, krisis ekologis dalam bentuknya yang 

menghancurkan lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup manusia di 

bumi, seperti eksploitasi alam demi teknologi dan pabrik-pabrik, ternyata tidak 

 
68 Harry Oldmeadow, “Introduction: Signs the Times and The Light of Traditional,” 

dalam: Harry Oldmeadow (Ed), The Betrayal of Tradition (Bloomington: World Wisdom, 2005), h. 

xiii-xvi. 
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disadari oleh manusia. Upaya eksploitasi tanpa batas oleh manusia dilakukan 

secara buta tanpa pemahaman akan konsekuensi buruk yang akan ditimbulkan. 

Lahirnya problematika modern bagi Nasr adalah akibat dari kekeliruan 

mereka menafsir dirinya sendiri. Peniadaan dimensi spiritual oleh manusia 

modern adalah akar dari krisis yang dialami. Mereka menafsir dirinya sebagai 

makhluk yang terlepas dari Yang Sakral, lalu merasa bebas melakukan segalanya 

tanpa pertimbangan etis terhadap alam. Untuk memulihkan penyakit modernitas 

bagi Nasr, tidak ditemukan dalam ilmu pengetahuan modern. Solusi terbaik bagi 

Nasr adalah pengetahuan tradisional yang termuat dalam agama-agama dan 

spiritualitas sebagai khazanah kebajikan abadi. Konsep epistemologi irfani yang 

digagas Nasr adalah salah satu bentuk pengetahuan tradisional, yang bisa menjadi 

jalan bagi manusia modern mengobati krisis jati diri yang dialami. 

2. Epistemologi Irfani Nasr dalam Menimbang Peradaban Modern 

 

Menurut penulis, pemikiran epistemologi irfani yang digagas oleh Nasr 

berangkat dari kerangka pengetahuan metafisis yang oleh Nasr disebut sebagai 

pengetahuan prinsip. Melalui pengetahuan prinsip metafisis tersebut, Nasr 

kemudian menurunkan ide-idenya dengan menggunakan nalar deduktif. Terdapat 

ciri yang menonjol dalam bangunan pemikiran Nasr, yaitu penggunaan beragam 

istilah dalam menyebut entitas yang sama. Misalnya penyebutan Tuhan, terutama 

dalam buku Knowledge and The Sacred, Nasr menggunakan cukup banyak istilah, 

seperti Yang Baik, Yang Real, Yang Sakral, Realitas Absolut, Tak Terhingga, 

Prinsip Pertama, Prinsip Tertinggi, dan sebagainya. Penyebutan yang lain seperti 

manusia, Nasr menggunakan beberapa istilah, seperti manusia tradisonal, manusia 
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universal, manusia promethean, dan sebagainya. Sebenarnya upaya Nasr dalam 

penggunaan istilah yang banyak tersebut adalah sebagai penekanan untuk 

memperjelas entitas tertentu. Namun di sisi lain, upaya tersebut bisa menyulitkan 

para pembaca dalam memahami bangunan pemikiran Nasr, terutama para 

pembaca awam yang minim pengetahuan tentang tradisi-tradisi sebagai titik tolak 

rumusan pemikiran Nasr. 

Dari hasil penelusuran penulis, tidak ada yang baru dalam konsep 

pemikiran epistemologi irfani Nasr. Epistemologi irfani Nasr adalah sebentuk 

rumusan ulang atas bangunan anti spritualitas dalam kehidupan. Hal ini 

dibuktikan dari upaya Nasr melanjutkan proyek kritik modernitas yang 

sebelumnya telah dimulai oleh gurunya, Schuon dan Guenon. Dengan kata lain, 

bangunan filsafat Nasr adalah kritik modernisme dan upaya penghidupan kembali 

pengetahuan tradisional di tengah masyarakat modern, sebagaimana yang telah 

dibangun oleh Schuon dan Guenon lebih awal. Secara lebih rinci, Nasr melakukan 

sebentuk rekonstruksi bangunan pemikirannya, melalui teks-teks klasik atau 

petikan argumen-argumen para pemikir, filsuf dan sufi. 

Lebih jauh menurut penulis, beberapa catatan menjadi pertimbangan atas 

bangunan pemikiran Nasr, yaitu: Pertama, kritik modernisme yang dilakukan 

dengan menekankan perangkat pengetahuan spritualitas (keilahian) sebagai solusi 

terbaik. Menurut penulis, setiap bentuk pengetahuan, seperti modernisme ataupun 

tradisionalisme mempunyai konteks masing-masing dengan memungkinkan 

adanya perbedaan atas struktur bangunan atau sistem pengetahuan yang 

melandasi. Oleh karena itu, akan memungkinkan juga dalam mengatasi persoalan-
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persoalan yang mendera, seperti persoalan-persoalan dunia modern bisa menggali 

solusi tersendiri yang lahir dari pertimbangan-pertimbangan modernitas. Misalnya 

kehancuran ekologis dan berbagai penyakit modernitas lainnya yang dikategori 

Nasr sebagai akibat penghilangan spiritualitas. Dalam pandangan modern, 

kehancuran ekologis tidak hanya diakibatkan oleh ketiadaan spiritualitas, tetapi 

terbuka kemungkinan penyebab lain seperti overpopulation (populasi berlebihan) 

penduduk manusia di bumi. Overpopulation tersebut tidak hanya menyumbang 

beban berlebih terhadap ekologi, berbagai bidang seperti pemerataan pendidikan, 

akses kesehatan, situasi sosial budaya, ekonomi dan politik juga akan sangat 

dipengaruhi secara kuantitas maupun kualitasnya. Persoalan yang begitu 

kompleks tersebut, akan lebih efektif ketika solusi yang ditawarkan tidak hanya 

penghidupan spiritual, tetapi berbagai solusi bisa dikaji seperti adanya aturan 

pembatasan kelahiran manusia secara global. 

Kedua, secara teknis, Nasr dalam kritik modernitasnya, juga tidak 

memberikan penekanan atau penerjemahan gagasan dan kritiknya yang bisa 

menjadi rekomendasi atas sistem sosial, politik, pendidikan, budaya dan ekonomi 

yang sudah ada dan berlaku sepanjang peradaban modern. Pada pendidikan 

misalnya, penting dikaji bagaimana epistemologi irfani dipergunakan di 

lingkungan akademik sebagai solusi atas kehampaan spiritual. Berbagai persoalan 

lain yang terjadi dalam lingkungan akademik seperti minimnya semangat baca 

dan menulis mahasiswa, adanya berbagai macam kekerasan, persoalan 

administrasi yang mengekang dan sebagainya. Dalam hal ini, penting mengkaji 
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bagaimana strategi yang ditawarkan dalam penerapan epistemologi irfani secara 

merata dan bisa diterima secara objektif di lingkungan akademik.  

Konsep epistemologi irfani Nasr adalah konsep yang dibangun 

berlandaskan anggapan-anggapan metafisis. Landasan selain anggapan metafisis 

tidak mungkin dilakukan karena adanya sebentuk “keyakinan” yang mengakar 

bagi Nasr dan menjadi Prinsip Pertama atas segala kemungkinan kehadiran. 

Dengan kata lain, terdapat penalaran aksiomatis dalam bangunan metafisika Nasr 

dan bangunan epistemologi irfani secara spesifik. Menurut M. Subhi Ibrahim, 

penalaran aksiomatis ini bisa dilihat dalam dua pandangan. Pertama, pandangan 

peyoratif yang menilai penalaran aksiomatis cenderung terjebak dalam 

dogmatisme. Dogmatisme adalah sebentuk keyakinan tanpa syarat atas konsep 

atau bangunan moral tertentu yang tidak boleh dipertanyakan lagi. Dalam hal ini, 

penalaran aksiomatis identik dengan pemikiran tertutup yang menolak 

mempertanyakan atau menguji ide-idenya. Lebih jauh, Subhi Ibrahim 

mempertanyakan apakah penalaran aksiomatis Nasr mengarah pada dogmatisme 

seperti itu? Jawabannya tidak, karena Nasr melengkapi setiap pernyataan dalam 

karya-karyanya dengan argumen-argumen yang terbuka untuk dipertanyakan 

bahkan diperdebatkan.69 Jika demikian, maka seperti apakah bentuk penalaran 

aksiomatis yang terdapat dalam konsep pemikiran Nasr? 

Kedua, pandangan yang menilai penalaran aksiomatis Nasr sebagai 

keniscayaan dalam membangun kerangka kerja metafisika. Penalaran aksiomatis 

semacam ini bukanlah yang pertama dilakukan oleh Nasr, tetapi sebelumnya telah 

 
69 M. Subhi Ibrahim, Manusia Teomorfis: Dalam Antropologi Metafisis Seyyed Hossein 

Nasr (Bekasi Jawa Barat: Pustaka Al-Muqsith, 2022), h. 249. 
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dilakukan oleh beberapa filsuf Muslim terdahulu seperti al-Kindi, al-Farabi, dan 

Ibnu Sina. Misalnya dalam argumen kosmologis eksistensi Tuhan. Al-Kindi 

menilai bahwa segala yang terjadi di alam adalah memiliki relasi sebab-akibat. 

Sebab akan selamanya melahirkan efek terhadap akibat. Rentetan sebab-akibat 

tersebut berakhir pada sebab pertama, yaitu Tuhan sebagai Pencipta alam.70 

Dalam penalaran semacam ini bagi Schuon, Tuhan ditempatkan sebagai aksioma 

metafisis, yaitu kebenaran yang terbukti dengan sendirinya dan tidak terbantahkan 

karena kebenaran tersebut tampil dalam substansi dasar intelegensi yang hanya 

bisa diverifikasi kebenarannya “dari dalam.”71 Pemikiran epistemologi irfani Nasr 

tergolong dalam jenis aksioma metafisis dengan sumber kebenarannya “dari 

dalam” tersebut. 

Secara teknis bagi penulis, pemikiran epistemologi irfani Nasr adalah 

sebentuk jalan pengetahuan yang berisi doktrin. Melalui jalan pengetahuan irfani, 

Nasr bukan saja seorang filsuf, namun seorang pejalan spiritual, dan juga 

pembimbing spiritual secara konseptual. Epistemologi irfani menjadi rumusan 

doktrin tertentu yang berisi pengetahuan metafisis, dihasilkan melalui pengalaman 

langsung Nasr sebagai seorang pejalan spiritual, lalu kemudian menjadi peta 

pembimbing pejalan spiritual lainnya. Menurut Nasr, substansi sebuah 

pengalaman mistis adalah penyatuan antara manusia dengan Tuhannya. Dalam 

konteks epistemologi Islam dikenal ilmu hud}u>ri> yaitu pengetahuan kehadiran yang 

menjadi sumber kelahiran pengetahuan mistis tersebut. Selain ilmu hud}u>ri> yang 

 
70 M. Subhi Ibrahim, Manusia Teomorfis, h. 250. 
71 Frithjof Schuon, Tranfigurasi Manusia: Refleksi Antrosophia Perennialis, Terj. 

Fakhrudin Faiz (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002), h. 81-82. 
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ditafsir sebagai pengetahuan dengan kehadiran, terdapat ilmu hus}u>li> yang menjadi 

pembeda yaitu pengetahuan melalui perolehan.  

Pengetahuan kehadiran adalah jenis pengetahuan yang diperoleh tanpa 

melalui perantara dan disaksikan langsung oleh subjek. Sedangkan pengetahuan 

perolehan adalah pengetahuan yang diperoleh melalui perantara konseptual, 

sebagaimana diterapkan dalam metode ilmiah atau sains yang berkembang dalam 

dunia modern. Dalam pengetahuan kehadiran, subjek dan objek tidak terpisah. 

Contoh sederhana yang bisa diambil adalah pengetahuan diri. Setiap orang 

mengetahui dirinya secara intuitif, sederhana dan langsung. Diri tidak diketahui 

melalui proses inferensi ataupun perantaraan eksternal, tetapi langsung dialami 

secara eksistensial. Pengetahuan ini sangat jelas, benderang sehingga tidak ada 

kemungkinan menyangkal kebenarannya. Contoh yang lain adalah merasakan rasa 

sakit. Pengetahuan tentang rasa sakit tersebut tidak melalui korespondensi, tetapi 

kehadiran langsung yang rasanya tidak mungkin lagi diragukan. Pengalaman rasa 

sakit bukan direnungkan terdahulu baru kemudian dirasakan, tetapi rasa sakit 

itulah yang mendahului segalanya, tanpa perlu pembuktian kebenaran dan 

kesalahan.72 

Bagi penulis, pertanyaan yang hendak diajukan terkait jalan pengetahuan 

mistis Nasr ini adalah apakah perolehannya hanya melalui pengetahuan kehadiran 

(pengalaman langsung) atau memungkinkan menggunakan metode pengetahuan 

yang lain? Apakah bisa berlaku secara universal bagi manusia secara keseluruhan 

atau tidak? Dari penelusuran pemikiran Nasr, diperoleh hasil bahwa Nasr 

 
72 M. Subhi Ibrahim, Manusia Teomorfis, h. 254-255. 
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memposisikan epistemologi irfani sebagai suatu keniscayaan yang tidak 

terelakkan. Dalam perolehan pengetahuan mistis, tidak ada jalan lain kecuali 

mengalaminya secara langsung. Pengetahuan mistis tidak mengafirmasi metode 

perolehan yang berciri konseptual, tetapi harus berdasar pengalaman langsung 

dengan langkah teknis membangun keyakinan terlebih dahulu pada pandangan 

dunia sipiritual-metafisika. Dalam hal ini, pandangan dunia spiritual yang 

dimaksud Nasr tidak terbatas pada satu agama atau spiritualitas tertentu, namun 

terbentang dalam ajaran-ajaran tradisional secara luas. Yang menjadi pertanyaan 

adalah apakah manusia secara keseluruhan mampu melakoni perjalanan mistis 

tersebut? Apakah epistemologi irfani sebagai pengetahuan subjektif telah cukup 

bijaksana menjadi obat bagi penyakit peradaban modern yang begitu kompleks 

dan objektif? Menurut Nasr, spiritualitas adalah suatu keniscayaan dan seseorang 

yang menolak pandangan dunia spiritual, tertutup jalan bagi mereka untuk 

menemukan pengetahuan mistis-metafisika. Tawaran epistemologi irfani Nasr ini 

merupakan bagian dari upaya radikal penghidupan kembali api spiritualitas bagi 

peradaban modern. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Setelah membahas mengenai signifikansi epistemologi irfani bagi 

problematika peradaban modern, melalui studi atas pemikiran epistemologis 

Seyyed Hossein Nasr pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa epistemologi irfani memiliki titik berangkat dan titik tuju yang berbeda 

dari epistemologi Barat. Urgensi dan orisinalitas pemikiran Nasr tentang tradisi 

pengetahuan suci terletak dalam usahanya mengelaborasi pengetahuan suci dari 

tradisi timur, terutama tradisi Islam dan memformulasikan kerangka 

argumentasi untuk mendukung urgensi pengetahuan suci tersebut, yang 

diharapkan bisa menawarkan dan memberi solusi bagi krisis kemanusiaan 

Barat secara khusus, dan kemanusiaan secara keseluruhan. Dengan demikian 

Nasr berupaya mengelaborasikan dan menyampaikan kebenaran tradisi Timur 

dengan menggunakan bahasa kontemporer. 

2. Tidak bisa dipungkiri bahwa epistemologi Barat yang melahirkan sains telah 

memberikan kontribusi material bagi manusia, tetapi ada pula krisis-krisis yang 

dihasilkan. Krisis-krisis inilah yang mesti diantisipasi sampai ke akarnya, 

melalui refleksi kritis terhadap epistemologi Barat. Nasr mengatakan bahwa 

peradaban Barat telah menimbulkan krisis multidimensi baik krisis moral, 

149 
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spiritual, dan krisis kebudayaan, hal ini disebabkan corak peradaban modern 

industrial yang dipercepat oleh globalisasi, dan merupakan rangkaian dari 

kemajuan Barat pasca renaisans, yang membawa nilai-nilai antroposentrisme 

dan humanisme sekuler. Hal ini secara faktual telah mengakibatkan 

tercerabutnya kebermaknaan dalam hidup manusia, akibat hilangnya nilai-nilai 

transendental agama dari kehidupan manusia. Pada antroposentrisme dan 

humanisme sekuler yang mendewakan kedigdayaan manusia, akhirnya telah 

melahirkan krisis kemanusiaan yang sudah semakin mengkhawatirkan. 

Manusia yang sebelumnya diposisikan sebagai makhluk Tuhan yang paling 

sempurna dan paling tinggi derajatnya, kini menjadi subordinasi dari tekno-

struktur, menjadi sekedar bagian dari benda-benda (hasil teknologi) yang 

diciptakannya sendiri, sehingga manusia teralienasi dari identitasnya sebagai 

makhluk Tuhan yang merdeka dan memiliki fitrah hati nurani.  Secara lebih 

jelas, poin-poin kritik Nasr atas epistemologi dunia modern, yaitu: Pertama, 

misosophia. Kedua, desakralisasi pengetahuan (pengetahuan yang sekuler). 

Ketiga, degradasi metafisika (sekularisasi kesadaran). Keempat, desakralisasi 

kehidupan. Kelima, degradasi peran intelegensi (reduksi intelek ke nalar-rasio). 

Keenam, saintisme (reduksi kesucian ke profan). Ketujuh, pemujaan nalar, 

sains dan teknologi. Kedelapan, eksploitasi alam yang tidak terkendali. 

Kesembilan, philosophical doubt (ragu atas validitas filsafat).  

3. Konsep Scientia Sacra dari Nasr, dapat dijadikan sebagai salah satu konsep 

penting dalam epistemologi irfani dalam mengkritisi problematika peradaban 

modern. Melalui konsep Scientia Sacra, Seyyed Hossein Nasr berupaya 
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mengembalikan metafisika dan tradisi spiritual dalam kehidupan manusia. 

Lahirnya problematika modern bagi Nasr adalah akibat dari kekeliruan mereka 

menafsir dirinya sendiri. Peniadaan dimensi spiritual oleh manusia modern 

adalah akar dari krisis yang dialami. Mereka menafsir dirinya sebagai makhluk 

yang terlepas dari Yang Sakral, lalu merasa bebas melakukan segalanya tanpa 

pertimbangan etis terhadap alam. Menyikapi penyakit modernitas bagi Nasr 

tidak ditemukan dalam ilmu pengetahuan modern. Solusi terbaik bagi Nasr 

adalah pengetahuan tradisional yang termuat dalam agama-agama dan 

spiritualitas sebagai khazanah kebajikan abadi. Konsep epistemologi irfani 

yang digagas Nasr adalah salah satu bentuk pengetahuan tradisional, yang bisa 

menjadi jalan bagi manusia modern mengobati krisis jati diri dan segenap 

problematika yang dialami.  

4. Asumsi-asumsi filosofis dalam konsep epistemologi irfani, signifikan untuk 

menjadi acuan nilai bagi para ilmuwan dan akademisi dalam 

mengimplementasikan tradisi ilmiahnya. Bahwa realitas empiris bukanlah satu-

satunya realitas, dan tidak ada metodologi tunggal yang baku untuk mencapai 

kebenaran. Berbagai prinsip epistemologi perlu didukung oleh prinsip lain 

yang terkait dengan proses, perubahan, dan dinamika segenap realitas. Prinsip-

prinsip epistemologi mesti meniscayakan pengembaraan tanpa henti dalam 

menyusuri belantara realitas.  Epistemologi irfani sebagai paradigma ilmiah 

alternatif, dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk mereformasi suatu sistem 

pendidikan yang terlalu menitikberatkan pada kebutuhan industri dan pasar, 

bukan pada kebutuhan untuk merealisasikan penuh keberadaan manusia. 
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5. Analisis filosofis yang penulis ajukan dalam penelitian ini, ada dua yaitu 

pemikiran epistemologis irfani Nasr dalam mengambil landasan tradisional dan 

epistemologi irfani Nasr dalam menimbang peradaban modern. Secara singkat 

dapat dilihat bahwa pemikiran epistemologis irfani Nasr adalah upaya 

perumusan ulang tentang pengetahuan tradisional. Meskipun landasan dan 

kerangka perumusan tersebut diambil dari berbagai tradisi timur seperti Tao, 

Buddha, Hindu, namun Islam, terutama filsafat dan sufisme mendapatkan porsi 

terbesar dalam keseluruhan bangunan pemikiran Nasr. Tidak ada yang baru 

dalam konsep pemikiran epistemologi irfani Nasr. Hal ini dibuktikan dari 

upaya Nasr melanjutkan kritik modernitas dan pengetahuan tradisional sebagai 

paradigma alternatif yang ditawarkan, yang sebelumnya telah dimulai oleh 

Frithjof Schuon dan Rene Guenon. Epistemologi irfani yang digagas Nasr 

menyimpan persoalan tersendiri, terkait perolehannya yang menitikberatkan 

pengetahuan kehadiran (pengalaman langsung). Apakah bisa berlaku secara 

universal bagi manusia secara keseluruhan atau hanya segelintir manusia yang 

mampu memahami. Nasr memposisikan epistemologi irfani sebagai suatu 

keniscayaan yang tidak terelakkan. Manusia mesti membangun keyakinan pada 

pandangan dunia sipiritual-metafisika untuk sampai pada pemahaman yang 

baik. Dunia spiritual bagi Nasr tidak terbatas pada satu agama atau spiritualitas 

tertentu, namun terbentang dalam ajaran-ajaran tradisional secara luas. 

Persoalan lain terkait keniscayaan spiritual Nasr adalah manusia secara 

keseluruhan yang terbatas dalam melakoni perjalanan mistik. Epistemologi 
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irfani sebagai pengetahuan subjektif belum tentu mampu secara bijaksana 

menjadi solusi atas kompleksnya peradaban modern yang sifatnya objektif.  

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini, terlihat bahwa: 

1. Epistemologi irfani yang ditawarkan Nasr, secara teoretik mesti diturunkan ke 

dalam konsep yang lebih operasional, untuk mempermudah bagi siapapun yang 

ingin mempublikasikan gagasan Nasr dalam kehidupan modern. 

2. Menurut penulis, hal pertama yang mesti dilakukan agar gagasan Nasr bisa 

diimplementasikan dalam skala luas adalah dengan menerjemahkan gagasan 

Scientia Sacra dalam lapangan pendidikan. Ketika gagasan Nasr bisa 

diimplementasikan dalam lapangan pendidikan, maka tentu bisa berdampak 

luas pada banyak orang dan dalam jangka waktu yang panjang. 

3. Selain menerjemahkan gagasan Nasr dalam lapangan pendidikan, bagi penulis 

sangat penting juga menerjemahkan gagasan Nasr dalam bentuk strategi 

kebudayaan. Sebuah peradaban bisa diubah jika dimulai dengan menawarkan 

bentuk kebudayaan baru, dan ini tentu membutuhkan strategi kebudayaan 

tertentu.  

4. Konsep Scientia Sacra mesti diperkenalkan dan diperbincangkan secara luas 

oleh komunitas ilmuwan. Agar Scientia Sacra bisa menjadi paradigma ilmiah 

alternatif, maka mesti dapat dipahami, diperbincangkan dan direkognisi oleh 

para ilmuwan. 
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5. Penulis merasa perlu untuk mempelajari bahasa-bahasa yang digunakan Nasr 

dalam menulis dan mempublikasikan gagasan-gagasannya, agar penulis bisa 

lebih memahami orientasi dasar pemikiran Nasr. Selain itu penulis berharap 

bisa berkomunikasi langsung dengan Nasr, baik untuk menggali informasi dari 

Nasr ataupun dalam rangka mengkonfirmasi ulang apa yang selama ini penulis 

pahami tentang pemikiran Nasr.  
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