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PEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama HurufLatin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ب

 

Ba B Be 

 ت

 

Ta T te  

 ث

 

s\a s\ es (dengan titik di atas) 

 ج

 

Jim J Je 

 ح

 

h}a h} ha (dengan titik di bawah) 

 خ

 

Kha Kh ka dan ha 

 د

 

Dal D De 

 ذ

 

z\al z\ zet (dengan titik di atas) 

 ر

 

Ra R Er 

 ز

 

Zai Z Zet 

 س

 

Sin S Es 

 ش

 

Syin Sy es dan ye 

 ص

 

s}ad s} es (dengan titik di bawah) 

 ض

 

d}ad d} de (dengan titik di bawah) 

 ط

 

t}a t} te (dengan titik di bawah) 

 ظ

 

z}a z} zet (dengan titik di bawah) 

 ع

 

‘ain ‘ apostrof terbalik 

 غ

 

Gain G Ge 

 ف

 

Fa F Ef 
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 ق

 

Qaf Q Qi 

 ك

 

Kaf K Ka 

 ل

 

lam  L El 

 م

 

mim  M Em 

 ن

 

nun  N En 

 و

 

wau  W We 

 ه 

 

ha  H Ha 

 ء

 

hamzah  ’ Apostrof 

 ى

 

Ya y  Ye 

 

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

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

tanda (’). 

2. Vokal 

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

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

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah 

 

a a  َا 
kasrah 

 

i i  ّا 
d}ammah 

 

u u  ُا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah dan ya>’ 

 

ai a dan i  ْى َ  
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

وْ  َ  
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 Contoh:  ََكَـيْـف : kaifa 

 haula : هَـوْلََ   

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 <rama : رَمَـى   ma>ta : مـاَتََ

 yamu>tu : يـَمـوُْتَُ  qi>la : قـِيْـلََ 

4. Ta marbu>t}ah 

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

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

ta>’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

 

 

 

Nama 

 

Harakat dan 

Hur

uf 

 

Huruf dan  

Ta

nd

a 

 

Nama 

 

fath}ahdan alif atau ya>’ 

 

ى | ... َ  ا... َ   

 

d}ammahdan wau 

 

  ُ  و

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

  ّ    ى
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Contoh: 

ُ   الَأطْفَالَِ  raud}ah al-at}fa>l: رَوْضَـةَ 

  ُ ُ   الَـْفـاَضِــلَة   al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَـْمَـدِيـْنـَةَُ 

ُ  الَْـحِـكْـمَــة  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <najjaina : نـَجّـيَْــناََ   <rabbana : ربَـّـَناََ

ُ  الَــْحَـقَّ  : al-h}aqq    ُ  al-hajj :  جّ ح  ل  ا   

 aduwwun‘ : عَـدُوَ   nu“ima : نُـعّــِمََ

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddahmenjadi i>. 

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َال 
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسَُ

ُ  الَزَّلــْزلَــَة  : al-zalzalah(az-zalzalah) 

ُ  الَــْفَـلْسَـفَة  : al-falsafah 

 al-bila>du : الَــْبـــِلَادَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>na : تـأَْمُـرُوْنََ

 ‘al-nau : الَــنَّـوْعَُ

 syai’un : شَـيْءَ 

 umirtu : أمُِـرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis 

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), 

Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
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Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah ( الل) 

Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr  dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Contoh:  

   billa>h : بِِللَِ  di>nulla>h : دِيـنْاُللَِ

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h : هُـمْفِيْْحَـــْمَةِاللَِ

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya.Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang 

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l 
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Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-

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

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

Nas}r H{ami>d Abu>) 

Innaawwalabaitinwud}i‘alinna>si lallaz \i> bi Bakkatamuba>rakan 

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. 

 Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

 

Nama  : Basri 

NIM : 80100215042 

Judul Tesis : Estetika Dalam Perspektif Islam: Studi Pemikiran Seyyed Hossein 

Nasr 

 

Tesis ini membahas tentang pemikiraan Seyyed Hossein Nasr mengenai 

estetika. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pemikiran Seyyed Hossein Nasr tentang estetika dan relevansinya dengan seni 

modern. Penelitian ini dibangun atas tiga sub masalah. Pertama, bagaimana 

pandangan Islam terhadap estetika. Kedua, bagaimana hubungan antara estetika Islam 

dengan estetika modern. Ketiga, apa relevansi pemikiran Seyyed Hossein Nasr dalam 

perkembangan estetika Islam terhadap karya seni modern.  

Secara metodologis, penelitian ini merupakan riset kepustakaan (library 
research) yang bersifat deskriptif eksplorasi dengan pendekatan historis filosofis. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 1) karya-karya Seyyed 

Hossein Nasr yang berkaitan dengan Seni, 2) literatur penunjang yang berkaitan 

dengan diskursus estetika dan seni, baik yang ditulis dalam negeri maupun luar negeri. 

Data tersebut diolah dengan menggunakan tekhnik analisis kualitatif.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Islam keindahan hanya 

milik Allah walaupun sifat keindahan itu universal, tidak terikat oleh selera perorangan 

waktu dan tempat.  Sayyid Hossein Nasr mengkategorikan bahwa dengan kemampuan 

berbahasa adalah suatu pengalaman yang mistis, sehingga hal itu sebagai scientia sacra 

atau tradisi seni suci yang memandang realitas tertinggi itu sebagai kemutlakan, 

ketakterbatasan dan kesempurnaan atau kebakaan. Keindahan yang selalu dihubungkan 

dengan rangkuman hipotesis adalah sesuatu riil sebagai refleksi yang mutlak. Dengan 

terpesona terhadap sesuatu keteraturan dan tatanan ketakterhinggaan dalam pengertian 

batin, adalah suatu misteri yang menuntut kesempurnaan. Dengan kata lain, keindahan 

menurut Sayyid Hossein Nasr adalah suatu bentuk keteraturan yang tak terbatas untuk 

mencapai kesempurnaan Ilahi. 

Walaupun perkembangan seni abstrak yang mendorong pelukis muslim 

menemukan kembali nilai warisan budaya Islamnya, tidak berarti mereka hanya 

melanjutkan perkembangan yang terjadi di Barat. Sebab walaupun seni abstrak di barat 

berkembang sebagai hasil pengaruh pemikiran spiritualisme dan mistisisme, namun 

secara cultural gerakan seni ini agak janggal di tengah kebudayaan yang menonjolkan 

materialisme. Di dalam kebudayaan Islam berbeda. Justru dengan pengutamaan 

kembali spiritualitas dan religuistas dalam penciptaan seni, maka seniman muslim akan 

makin akrab dengan ajaran agama dan tradisi kerohanian masyarakatnya. Masalahnya 

dewasa ini kita pun ikut hanyut dalam kebudayaan material dan pandangan kita senang 
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terhadap seni, sebagaimana tentang kebudayaan dan ilmu, belum dapat membebaskan 

diri dari pandangan yang berkembang di Barat. Tetapi apapun kesimpulannya, estetika 

Islam justru semakin relevan pada masa sekarang. 
 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jagad raya penuh dengan cahaya dan nada. Segala sesuatu di jagat raya 

merespon cahaya dan nada, termasuk binatang dan sayur-sayuran. Setiap manusia 

termasuk atom serta sel-sel di dalam tubuh manusia merespon kunci nada dan vibrasi 

warna tertentu. Nada-nada dan warna-warna pada akhirnya terbentuk dan saling 

berhubungan.1  

Dalam kehidupan sehari-hari terkadang tanpa kita menyadarinya, sering kali 

mengucapkan berbagai pernyataan, pendapat atau putusan misalnya: “Gedung itu 

sangat tinggi”, “Rumah itu cantik”, “Perbuatan itu jahat”, dan seterusnya. Sebenarnya 

tanpa kita sadari, kita semua sering mengeluarkan atau mengucapkan kata-kata yang 

mengandung suatu penilaian estetik, penilaian bahwa apakah sesuatu itu indah atau 

tidak. Hal ini mengandaikan, bahwa pada saat-saat sebelumnya kita telah mengalami 

dan menyerap sesuatu sebagai sesuatu yang serba indah. 

Persoalan sekarang, apakah yang kita rasakan bila kita mengatakan; betapa 

indahnya saat kita duduk santai dan rileks menikmati indahnya panorama alam ini. 

Tentu saja jika kita tidak terganggu oleh suara kendaraan atau suara ocehan-ocehan 

 
1 Mary Bassano, John Beaulieu, dan David McCann, Terapi Musik & Warna, Yogyakarta: 

Araska, 2015, h. 7. 
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orang di sekitar. Nah, tidak semua orang akan merasakan hal ini walaupun banyak 

diantaranya telah berusaha akan tetapi belum terbuka hatinya terhadap suara alam. 

Persoalan estetika atau sering disebut keindahan pernah disinggung para filsuf 

dan seniman dahulu. Mereka mengemukakan alamlah yang merupakan sumber utama 

bagi pengalaman estetik. Akan tetapi, pendapat ini dibantah oleh para filsuf modern. 

Bagi mereka, alam bukanlah sumber utama melainkan karya senilah yang menjadi 

objek utama bagi pengalaman tentang keindahan.2 

Alasan atau pembelaan pandangan klasik bahwa terjadinya suatu karya seni itu 

berpangkal pada pengalaman estetik yang timbul dari perjumpaan  dengan alam. Pada 

saat berlangsung suatu pengalaman estetik manusia akan merasa bahagia, merasakan 

suatu “ekstatis”, akan tetapi mungkin kejadian itu hanya berlangsung sementara, 

beberapa menit atau detik saja. Sebagai contoh ketika kita melihat pelangi dengan 

warna-warna yang indah dan memukau, mungkin hanya berlangsung beberapa menit 

kemudian hilang. Ketika seorang seniman ingin mengabadikan momen/kejadian yang 

membahagiakan itu, maka terjadilah karya seeni. Setiap memandangi karyanya 

tersebut, ia akan teringat kembali akan momen yang membahagiakan itu. Karena karya 

tersebut sifatnya simbolik, maka lewat lambang-lambanglah membangkitkan dan 

mengingatkan kembali akan kejadian itu. Dan setiap orang yang memandangi karya 

tersebut dan menangkap isyarat lambang-lambang itu, maka dia akan dapat turut 

merasakan apa yang dirasakan oleh sang seniman. 

 
2 Dick Hartoko, Manusia dan Seni, (Cet.XIV; Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 13-14 
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Sekian luasnya pembahasan tentang hal-hal estetik, sehingga menghasilkan 

banyak pemikir yang sulit untuk membuat batasan tentang estetik atau sering kita sebut 

membatasi sampai dimana yang termasuk dalam pembahasan estetik. Mengenai hal ini, 

konsep estetika juga tumbuh dan berkembang dalam dunia Islam.  

Pembahasan tentang estetika dalam dunia Islam banyak merajuk pada al-

Qur’an sebagai pedoman hidup. Dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat-ayat 

estetika/keindahan diantaranya Surah Al-A’raf 7: 31.; 

بوُا وَلَاتسُْْيفوُا إينَّهُ  ياَبنَِي ءَ  دٍ وَكُُوُا وَاشَْْ ي مَسْجي
ادَمَ خُذُوا زيينَتَكُمْ عيندَ كُل

 لَايُُيبُّ المُْسْْيفييَ 
Terjemahnya: 

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, 

makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.3 

 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang dimaksud  adalah memperindah diri 

dengan pakaian yang indah. Pakaian yang dimaksud adalah sesuatu yang memperindah  

dan tidak memalukan atau menjadikan tidak pantas baik di dunia ini maupun di akhirat 

nanti. Jadi, hal itu menunjukkan segala sesuatu yang indah, baik dalam arti fisik 

maupun moral.4 

Pembahasan terkait tentang estetika dalam dunia Islam juga mengalami 

perbedaan pendapat. Sebagian pemikir Islam berpendapat bahwa estetika dalam Islam 

bersifat mistisisme yang sering kita sebut bersifat sufistik, sedangkan pemikir lainnya 

 
3Kementerian Agama, Al-Qur’an al-Karim,  
4 Muhammad Asad, The Message of the Quran; Tafsir Al-quran Bagi Orang-Orang yang 

Berpikir, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017, h. 254. 
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berpendapat bahwa konsep estetika dalam Islam tidak semata-mata hanya bersifat 

sufistik, karena kita juga harus melihat estetika dengan pendekatan historis dengan kata 

lain melibatkan aspek budaya dari sebuah karya seni tersebut. 

Konsep estetika khususnya dalam dunia pemikiran filsafat Islam tidak dapat 

dilepas dari pengaruh dan latar belakang peradaban dan kebudayaan Islam, baik secara 

teologis maupun sosial kultur yang ada. Dalam hal ini juga banyak dipengaruhi oleh 

pemikiran-pemikiran Barat yang banyak memproklamirkan konsep-konsep estetiknya, 

baik dalam dunia pemikiran maupun langsung pada karya seni. 

Model dan gaya konsep estetik dalam dunia Islam memiliki karakteristik dan 

keunikan tersendiri. Banyak para pemikir yang beranggapan demikian karena 

kebanyakan pemikir melihat karya seni dalam peradaban Islam dari sudut pandang 

tasawuf. Banyak penulis hebat berpendapat bahwa seni Islam mengubah penampilan 

realitas fisik karena adanya keyakinan mengenai fananya hal yang tampak. 

Argumennya adalah bahwa sufisme mewakili inti Islam. Sufisme menekankan yang 

spiritual, mengorbankan yang materil, memenangkan yang esoteris, mengalahkan yang 

eksoteris, dan cenderung mengutamakan kezuhudan daripada kesenangan duniawi.5 

Kemungkinan sebagian orang setuju dan beranggapan sama dengan pendapat 

sufisme. Akan tetapi, dalam beberapa hal Ibnu Miskawaih berbeda perspektif. Menurut 

Miskawaih bahwa apresiasi estetik mengantar pada kesenangan, dan kesenangan 

 
5 Oliver Leaman, Islamic Aesthetics (Estetika Islam; Menafsirkan Seni dan Keindahan), ter. 

Irfan Abubakar, (Cet. I; Bandung: Mizan, 2005), h. 35. 
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merupakan sumber utama kejahatan yang membuat para penikmatnya tersesat arah.6  

Dalam hal ini, Miskawaih hanya mewakili segelintir yang menentang pendapat 

pertama. 

Sejarah telah menyaksikan bahwa umat Islam belum pernah memiliki suatu 

lembaga atau wadah yang formal dan sistematis yang membahas dan melakukan 

penkajian secara mendalam dan komfrehensip tentang seni pada umumnya dan 

khusunya estetika. Inilah yang menyebabkan hingga sekarang umat Islam belum 

memiliki konsep yang mapan tentang bidang ini (estetika), baik secara filosofis, 

teoritis, praktis dan apresiatif. Akibatnya seni dan estetika Islam seakan atau bahkan 

terasa terkucilkan dari perkembangan masyarakat yang lebih luas. 

Dalam dunia Islam hanya segelintir intelektual yang memiliki perhatian 

terhadap formulasi seni dan estetika Islam. Adapun intelektual tersebut antara lain 

Muhammad Iqbal, Ismail Raji al-Faruqi, Oliver Leaman dan Seyyed Hossein Nasr. 

Tokoh terakhir yang disebutkan memiliki pemikiran konsep tentang seni yang orisinal. 

Untuk itu, kajian tentang pemikirannya merupakan suatu langkah awal yang baik dan 

signifikan dalam usaha perumusan dan pengembangan konsep estetika Islam. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam merumuskan masalah pada penelitian ini, penulis mencoba 

mengkolaborasikannya berdasarkan konteks dan konsep tentang hal tersebut. Sehingga 

 
6 Oliver Leaman, Islamic Aesthetics, h. 35. 
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dengan demikian penulis dapat mengetahui dan memahami yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini. 

Dengan melihat uraian yang dipaparkan oleh para ahli pikir tentang estetika 

tersebut diatas, maka dapat ditarik rumusan permasalahannya adalah “bagaimana 

pandangan Seyyed Hossein Nasr tentang Estetika Islam? Adapun sub permasalahan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap estetika? 

2. Bagaimana hubungan antara estetika Islam dengan estetika modern? 

3. Apa relevansi pemikiran Seyyed Hossein Nasr dalam perkembangan estetika 

Islam terhadap karya seni modern? 

 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

Dalam menjaga dampak kesalah pemahaman terhadap judul penelitian, maka 

terleh dahulu ruang lingkup penelitian dibatasi oleh penulis dengan penggunaan 

definisi operasional kata-kata kunci yang ada pada judul penelitian. 

1. Estetika 

Estetika adalah ilmu (ajaran atau falsafat) tentang seni dan keindahan serta 

tanggapan manusia terhadapnya.7 Estetika merupakan cabang filsafat yang mengkaji 

tentang keindahan. Asal kata Estetika dari Yunani yaitu aesthesis yang bermakna 

"Sesuatu yang berkaitan dengan perasaan atau sensivitas". Hal ini dikarenakan 

 
7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia Elektronik, Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008, h. 399 
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keindahan memiliki kaitan erat dengan perasaan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan 

istilah taste. Estetika adalah cabang filsafat yang fokus membahas konsep tentang 

sesuatu yang agung, indah, asri, ayu, cantik, dan lain-lain. Estetika berupaya mencari 

hakikat dari nilai-nilai keindahan dan keburukan pada sesuatu. 

2. Perspektif 

Perspektif adalah sudut pandang dari mana sesuatu dilihat. Perspektif juga 

diartikan gambaran tentang apa yang mungkin atau apa yang bermakna dalam proses 

menyusun dan memecahkan suatu masalah.8 

3. Islam 

Dalam Ensiklopedi Islam,9 kata Islam berasal dari kata aslama, yuslumu, 

islam, mempunyai beberapa arti yaitu; (1) melepaskan diri dari segala penyakit lahir 

dan batin, (2) Kedamaian dan keamanan, (3) ketaatan dan kepatuhan. Islam juga 

didefinisikan sebagai: 

Agama samawi (langit) yang diturunkan oleh Allah SWT melalui utusan-Nya, 

Muuhammad SAW, yang ajaran-ajarannya terdapat dalam kitab suci al-

Quran dan Sunnah dalam bentuk perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk 

untuk kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat. 

 
8 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama, 1996, h. 834 
9Ensiklopedia Islam, ed. Nina M. Starlita, (Cet. V; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Va Houve, 1994), 

h. 246 
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Islam adalah ketundukan kepada prinsip-prinsip kebenaran, kesetaraan sosial, 

cinta, dan prinsip-prinsip lain yang dilandasi berdirinya suatu komunitas yang bebas 

dan setara.10 

Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan dari judul penelitian ini 

adalah estetika Islam dalam pemikiran Seyyed Hossein Nasr, dimana estetika adalah 

pengetahuan tentang keindahan yang sering dikaitkan dengan persoalan seni. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis mengumpulkan karya-karya ilmiah 

sebagai bahan referensi. Karya ilmiah tersebut akan dikolaborasikan dalam 

penyelesaian permasalahan yang dijabarkan sebelumnya. Berikut beberapa karya 

ilmiah yang dikumpulkan antara lain: 

Dalam bukunya Islamic Art and Spirituality, Nasr mengungkapkan bahwa 

setiap ekspresi seni dalam tradisi Islam dilandaskan pada pengetahuan alam yang 

membahas bukan alam kasat mata, melainkan hakikat batin segala benda.11 Nasr 

menembus dimensi batin Islam dan menunjukkan betapa seni memainkan peran 

penting dalam kehidupan pribadi Muslim khususnya dan masyarakat secara 

keseluruhan yakni sebuah kontemplasi tentang tuhan. Nasr juga berpendapat bahwa 

estetika bukanlah konsep yang menyangkut perasaan dan selera pribadi semata, tetapi 

 
10Abad Badruzaman, Kiri Islam Hassan Hanafi; Menggugat Kemapanan Agama dan Politik, 

Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005, h. 3 
11 Seyyed Hossein Nasr, Islamic Art anda Spirituality (Spiritual dan Seni Islam), terj. Sutejo, 

(Cet. III; Bandung: Mizan, 1994), h. 9. 
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estetika bertalian dengan hasrat atau keinginan manusia yang lebih tinggi, yakni 

pengalaman spiritual dan kepuasan intelektual. 

Dalam buku A Companion to World Philosophy. Suatu karya yang terdiri dari 

kumpulan artikel-artikel diantaranya ada tulisan Seyyed Hossein Nasr yang berjudul 

Islamic Aestetics.12 Dalam artikel tersebut dijelaskan secara singkat tentang bagaimana 

konsep estetika dalam Islam dan perkembangannya dari satu pemikir ke pemikir yang 

lain. Nasr menjelaskan bahwa konsep estetika dalam Islam sejalan dengan hadist Nabi 

Muhammad Saw. dan al-Qur’an.  

Dalam buku A Companion to Aesthetics, suatu karya dari kumpulan tulisan 

yang membahas tentang seni dan estetika dan di antaranya terdapat tulisan Seyyed 

Hossein Nasr. Adapun judul tulisannya yakni Islamic Aesthetics. Dalam tulisannya 

Nasr mencoba menjelaskan tentang Estetika al-Qur’an, Keindahan dan Kesempurnaan, 

Seni Islam sebagai Islam khusus dan terakhir beliau membahas tentang musik.13   

Dalam buku The Philosophy of Seyyed Hossein Nasr,14 sebuah buku tentang 

Autobigrafi intelektual Seyyed Hossein Nasr dan kumpulan deskriptif dan essai-essai 

kritis pemikiran Seyyed Hoeesin Nasr. Buku ini terbagi beberapa bab atau chapter 

diantaranya pada bab pertama membahas tentang autobiografi intelektual Nasr, bab 

kedua membahas tentang deskriptif dan essai-essai kritis pemikiran Seyyed Hoeesin 

 
12 Eliot Deustch dan Ron Bontekoe, A Companion to World Philosophies, USA: Blackwell, 

1997, h. 448-459. 
13 Stephen Davies, dkk, A Companion to Aesthetics, Second Edition, USA: Blackwell, 2009, 

h. 381-383. 
14 Lewis Edwin Hahn, dkk, The Philosophy  of Seyyed Hossein Nasr, USA: The Library of 

Living Philosophers, 2001. 
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Nasr antara lain filsafat perenial, sains dan pengetahuan manusia, dan Islam, bab 

terakhir tentang Bibliografi Seyyed Hossein Nasr yang berisi tentang kumpulan judul 

tulisan baik berupa buku, artikel, ataupun makalah disertai judul terjemahannya dari 

berbagai bahasa. 

Dalam buku Islamic Aestetics karya Oliver Leaman, disebutkan tiga argumen 

kuat penentang penggunaan seni dalam budaya Islam yakni, penggambaran visual 

kreatif yang berakibat pada dikuasainya akal pikiran, pemusatan gambaran yang dapat 

menghambat dalam memahami hakikat segala sesuatu, dan yang terakhir adalah celaan 

nabi terhadap segala bentuk pemberhalaan. Hal ini merupakan penjelasa bahwa seni 

dan estetika Islam sangat menghargai dan memikirkan hubungan antara kreatifitas otak 

manusia dan moralitas dalam menghasilkan karya yang indah dan suci serta dihargai 

sebagai sebuah  karya seni yang sebenarnya.15 Seni dalam Islam diartikan sebagai 

upaya dalam menuturkan kebesaran Ilahi yang diungkapkan dalam pelbagai aspek 

kehidupan khususnya pada esensi ketauhidan dikarenakan segala sesuatu melantunkan 

puji-pujian kepada yang Esa. Disimpulkan bahwa kejamakan dapat direduksi menjadi 

ke-Esaan pada akhirnya. 

Adapun karya lainnya yaitu Agama Seni karya Hamdy Salad. Dalam buku ini 

dijelaskan bahwa seni menjelma sebagai pengembara abadi di dalam ruang metafisis, 

menjadi wakil budaya sebagai pendamping dan menuntun jiwa manusia menuju 

keindahan Illahiyat.16 Pada puncak penyatuan, pemaknaan dan pemahaman terhadap 

 
15 Oliver Leaman, Islamic Aesthetics., h. 27-28. 
16 Hamdy Salad, Agama Seni, (Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Semesta, 2000), h. 11-12. 



11 

keseluruhan ekspresinya, akan melahirkan paham estetik yang mampu diadaptasi 

sebagai wacana untuk mengatasi konflik teologis dan kultural dalam proses-proses 

penciptaan karya seni yang dapat berakibat pada kerusakan moral dan spiritual. 

Buku lainnya adalah “Hermeneutika, Estetika, dan Religiusitas; Esai-esai 

Sastra Sufistik dan Seni Rupa” karya Abdul Hadi WM. Buku ini merupakan himpunan 

esai yang disunting dan dikembangkan dari makalah-makalah yang disampaikan dalam 

beberapa seminar sastra. Pokok permasalahan terutama berkenaan dengan masalah 

estetika dan sastra sufistik, sebagian lagi mengenai sastra religious dan seni rupa 

Islam.17 Dalam buku ini juga dibahas perbandingan wawasan estetika yang melandasi 

aliran seni abstrak di Barat dengan wawasan estetika Islam, serta perpaduan keduanya 

dalam seni lukis Islam mutakhir, khususnya lukisan-lukisan kaligrafi. 

 

E. Kerangka Teoritis 

Menurut Prof. Quraish Shihab, seni adalah keindahan yang merupakan ekspresi 

ruh dan budaya manusia yang mengungkapkan keindahan yang lahir dari kenderungan 

seniman kepada yang indah. Apapun jenis keindahannya itu merupakan naluri manusia 

atau fitrah yang dianugerahkan Allah kepada hamba-Nya. Kemampuan berseni 

merupakan salah satu perbedaan manusia dengan makhluk lainnya. Jika demikian 

halnya, maka Islam pasti mendukung kesenian selama terlahir dan mendukung fitrah 

 
17 Abdul Hadi WM, Hermeneutika, Estetika, dan Religiusitas; Esai-esai Sastra Sufistik dan 

Seni Rupa, (Cet. I; Yogyakarta: Matahari, 2004), h. 35-38 
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suci manusia. Sehingga Islam bertemu dengan seni dalam jiwa manusia, sebagaimana 

seni ditemukan oleh jiwa manusia di dalam Islam.18 

Dari pandangan tersebut di atas, bisa dipetik bahwa kesenian Islam tidak harus 

berbicara tentang Islam. Seni yang islami merupakan seni yang mengekspresikan atau 

menggambarkan wujud dengan bahasa atau bentuk yang indah serta sesuai dengan 

fitrah. Seni Islam mengekspresikan keindahan wujud dari pandangan Islam tentang 

alam, hidup, dan manusia yang mengantarkan menuju kepada pertemuan antara 

kebenaran dan keindahan. 

Islam dapat menerima semua hasil karya manusia selama sejalan dengan 

pandangan Islam menyangkut wujud alam raya ini.19 Dalam hal ini perlu kiranya 

digaris bawahi bahwa al-Qur’an memerintahkan umat muslim untuk mencegah 

perbuatan mungkar dan menegakkan kebajikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998), h. 385-386. 
19 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, h. 400. 
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F. Metode Penelitian 

Demi memudahkan penulis dalam proses penelitian ini, maka digunakan 

metode penelitian pustaka (library research). Metode penelitian ini masih dalam ruang 

lingkup kualitatif. Data-data akan dikumpulkan dalam dua bentuk yakni data primer 

dan data sekunder. Data primer yakni data yang diambil dari karya yang membahas 

tentang estetika islam, sedangkan data sekunder yakni data atau tulisan lain yang 

sedikit membahas atau mengulas tentang estetika khususnya estetika dalam islam yang 

dianggap relevan oleh penulis dengan judul ini. 

Selain sumber yang bersifat literal, penulis juga menggunakan teknik 

pengambilan data yang lain, baik itu berupa wawancara ataupun berdiskusi dengan 

Al-Qur’an & Hadis Alam & Karya 

Seni 

Seniman  

Estetika Islam 

Estetika 

Seyyed Hossein Nasr 
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tokoh-tokoh yang dianggap mempunyai kapasitas pemikiran mengenai judul penelitian 

ini. Penulis juga akan berusaha mengikuti berbagai forum kajian ilmiah yang 

membahas atau berkaitan dengan penelitian ini sejauh kemampuan penulis. 

Data-data yang telah diperoleh tersebut, selanjutnya dianalis dengan 

menggunakan metode penelitian pandangan filosofis,20 yakni: 

1. Interpretasi 

Dalam data-data kebudayaan dan fenomena-fenomenanya ‘dibaca’ konsepsi 

filosofis, yaitu konsepsi paling dasariah mengenai hakikat estetika, dunia dan Tuhan 

yang meresapi dan menjiwai hidup kelompok. Hal ini juga bisa disebut keterlibatan 

kita dalam capaian pemahaman benar mengenai objek atau realitas pemikiran. 

2. Induksi  

Induksi telah dilakukan dalam pengumpulan data yang empiris sesuai dengan 

objeknya. Tetapi dalam tahap formal-filosofis data-data disatukan dan dibaca bersama 

untuk menemukan di dalamnya suatu prinsip umum atau pandangan fundamental atau 

sikap dasariah yang berhubungan dengan hakikat estetika (induksi). Sebaliknya prinsip 

atau hukum umum itu menjernihkan banyak data dan detail yang tidak begitu jelas 

maknanya kalau dipandang lepas. Dalam proses ini peneliti menerima kenyataan apa 

adanya secara seobjektif mungkin, namun dengan sekaligus melibatkan diri dalam 

pandangan hidup dan konsepsi-konsepsi yang diselidikinya (participant observation). 

 

 
20 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Cet. XV; 

Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011), h. 91 
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3. Koherensi intern 

Semua butir-butir pandangan dasar itu diselidiki menurut kaitannya satu sama 

lain. Dicari ketergantungan real dan logis satu sama lain, entah secara total atau hanya 

untuk sebagian; diteliti unsur mana yang sentral dan dominan, dan yang mana yang 

lebih marginal. Diselidiki pula keselarasan dan tidaknya antara semua butir dan unsur 

itu. 

4. Holistika 

Semua unsur pikiran dan konsepsi filosofis itu dilihat dalam rangka 

keseluruhan visi kelompok tentang estetika, dunia dan Tuhan. Baru cakrawala yang 

total dan lengkap itu memberikan makna definitif bagi masing-masing fenomena. 

5. Kesinambungan historis 

Diperhatikan garis perkembangan historis yang mungkin dapat ditemukan 

dalam jalan kebudayaan seluruhnya, fenomena-fenomenya khusus, dan pandangan 

hidup yang mendasarinya. Ditetapkan fase-fase dan tingkatan-tingkatan di dalamnya. 

Diselidiki pengaruh-pengaruh ideologis yang diterimanya dari kebudayaan-

kebudayaan lain, dan cara pengolahan terhadap pertemuan-pertemuan itu. Akhirnya 

juga pandangan-pandangan yang unik itu dihubungkan dengan dunia actual peneliti 

sendiri; diterjemahkan dalam terminologi dan pemahaman yang sesuai dengan cara 

berfikirnya, sehingga kedua macam konsepsi tentang estetika itu saling memberi 

pemahaman. 
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6. Komparasi 

Komparasi adalah metode yang menggabungkan atau melihat adanya relasi 

antara satu gagasan dengan lainnya yang memiliki hubungan baik yang sifatnya jauh-

dekat, lemah-kuat. Dalam hal ini, tidak hanya relasi manusia dengan manusia tetapi 

termasuk pemahaman (pemikiran) ataupun lingkungan di sekitar kita  

7. Bahasa inklusif atau analogal 

Penelitian menggunakan gaya dan pemakaian bahasa bagaikan hidup dalam 

suatu pemahaman. Jikalau konsepsi yang cuma implisit akan dieksplisitkan, 

diusahakan sesuai dengan bahasa eksplisit-filosofis dengan kebudayaan dan bahasa 

bagai hidup dalam pemahaman tersebut, dan dikonkretkan lagi dengan contoh-contoh 

pengungkapan yang aktual dan relevan. 

8. Deskripsi 

Adalah penggambaran atau penjelasan tentang sesuatu yang terjadi atau 

penjelasan tentang objek-objek realitas. 

9. Metode khusus 

Mungkin harus diadakan analisis khusus tentang mitos atau studi tentang 

artefak seperti kaligrafi, inskripsi dan sebagainya. 

10. Refleksi peneliti pribadi 

Peneliti melakukan perenungan dalam menelaah khasanah maha karya yang 

diteliti. Karya diperkaya oleh keaslian pandangan hidup yang diteliti. Peneliti dapat 

membentuk pemahaman pribadi tentang estetika, dunia dan Tuhan.  
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G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah upaya mengetahui dan memahami 

lebih jauh mengenai konsep estetika dalam perspektif Islam dan peranannya dalam 

kehidupan manusia modern khususnya pemikiran Seyyed Hossein Nasr tentang hal 

tersebut. Dengan memahaminya maka akan memberikan pengetahuan dan 

memperkokoh khazanah pengetahuan kita tentang dunia kefilsafatan pada umumnya 

dan estetika khususnya. 

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dalam rangka 

perluasann pengetahuan dan berkontribusi dalam perkembangan intelektual. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan kelak bisa menjadi sebuah pemahaman baru dalam 

ruang akademis, khususnya dalam ruang lingkup UIN Alauddin Makassar. Dalam hal 

studi kasus tentang pemikiran dan kajian estetika dapat memperluas wawasan dan 

menambah referensi keilmuan bagi mahasiswa dan semua lapisan masyarakat yang 

merasa membutuhkan. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman baru dalam ruang 

pengkajian secara luas dan mendalami terkait estetika sebagai dasar menilai sebuah 

keindahan serta menumbuhkan kesadaran individual dan masyarakat dalam memaknai 

suatu keindahan dan mempunyai makna tersendiri. Bagi peneliti selanjutnya 
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diharapkan dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini bilamana penelitiannya 

memiliki kemiripan subjek penelitian. 
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BAB II 

MENGENAL SEYYED HOSSEIN NASR 

A. Sketsa Historis Kehidupan Seyyed Hossein Nasr 

Seyyed Hossein Nasr lahir dari keluarga cendekiawan pada tanggal 7 April 

1933 di Teheran, Persia (sekarang Negara Iran). Ayahnya bernama Seyyed Valiallah 

Nasr.1 Nasr merupakan anak pertama dari dua putra Valiallah. Kakek Nasr dari garis 

keturunan ayahnya berasal dari keluarga “Seyyed (keturunan Nabi Muhammad Saw.)”. 

Ayah Nasr merupakan seorang dokter dan Kepala Administrasi di Kementerian 

Pendidikan sejak akhir periode Dinasti Qajar hingga periode Pahlevi. Ayah Nasr 

berprofesi sebagai dokter keluarga di Kerajaan Iran, sama seperti ayahnya sebelumnya 

yaitu Ahmad. Kata “Nasr” dari namanya merupakan gelar yang diberikan oleh Raja 

Persia kepada kakek Nasr, Nasr al-Atibba’ yang berarti “kemenangan para dokter”. 

Keluarga Nasr berasal dari golongan keluarga sufi. Salah satu nenek 

moyangnya yang terkenal adalah Seyyed Mulla Muhammad Taqi Poshtmashhad. 

Beliau merupakan seorang wali yang terkenal dari daerah Kashan. Beliau dimakamkan 

di sebelah makam raja Dinasti Safawi, Syah Abbas. Makam beliau masih dikunjungi 

oleh para peziarah hingga saat ini. 

*Pendidikan Dasar 

 
1 William C. Chittick, Preface,” dalam The Complete Bibliography Seyyed Hossein Nasr from 

1958 through April 1993, ed. Aminrazavi and Moris, Kuala Lumpur: tp, 1994, h. xiii  
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Pendidikan dasar Seyyed Hossein Nasr ditempuh di Teheran dan Qum di 

Persia. Di sana, Nasr mendapat pendidikan ilmu-ilmu tradisional ( filsafat, kalam 

tasawuf dan fiqih).  Selain itu, Nasr mempelajari ilmu-ilmu keislaman, kepersiaan dan 

pelajaran tambahan, seperti bahasa Prancis di rumahnya.2 

Nasr sering berdiskusi dengan ayahnya, terutama tentang isu-isu filsafat dan 

teologi. Ia memiliki banyak akses bacaan. Hal tersebut berlangsung sejak 12 tahun 

pertama dalam kehidupannya.  Kondisi demikian memberikan pengaruh yang sangat 

signifikan terhadap pembentukan dan perkembangan intelektualitas Nasr. Sejak usia 

dini, khasanah  intelektual yang khas Persia telah tertanam pada Nasr. Nasr pun telah 

akrab dengan syair-syair atau sajak-sajak penyair terkemuka, seperti Sa'di dan Hafiz. 

Masa kecil Nasr di Iran telah memberi basis penting dalam perkembangan 

keilmuannya.  Ajaran tradisional Persia yang sangat melimpah sekaligus kehidupan 

keluarga yang sangat religius tradisional telah memberinya pemahaman awal yang 

cukup kuat, terlebih untuk melihat realitas.  Segala  diskusi bersama ayahnya tentang 

berbagai persoalan cukup berpengaruh terhadap kepribadiannya.  Kemudian, 

pengenalan dasar tersebut disempurnakan pasca kegelisahan  di MIT. 

Nasr dididik dalam ilmu-ilmu keislaman, ditambah dengan kemampuan 

berbahasa Internasional yaitu bahasa Arab dan Inggris. Sehingga dengan demikian, ia 

dapat mengakses buku-buku bacaan yang umum dan cukup luas, termasuk kepustakaan 

 
2 John L. Esposito, The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, New York: Oxford 

University Press, 1995, h. 230 
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Asing dan khazanah kitab-kitab klasik. Selanjutnya Nasr memilih melanjutkan 

pendidikan tingginya di MIT. 

 

*Perguruan Tinggi 

Sejak berusia 12 tahun, Nasr berangkat ke Amerika Serikat untuk menuntut 

ilmu. Ia memasuki kehidupan yang sama sekali berbeda dengan kehidupannya di Iran. 

Nasr belajar di Paddie School, Highstown, New Jersey. Selama 4 tahun di sekolah ini, 

ia memperoleh pendidikan bahasa Inggris, sains, sejarah Amerika, Kebudayaan Barat 

dan Agama Kristen. Nasr lulus pada tahun 1950. 

Setelah itu, Nasr menjadi mahasiswa di MIT sekaligus sebagai orang Iran 

pertama disana. Nasr memilih jurusan fisika bersama anak-anak Genius Amerika 

dalam bimbingan para guru besar fisika terkemuka. Pilihannya dilatarbelakangi oleh 

keinginan untuk memperoleh pengetahuan tentang hakikat sesuatu hal yang paling 

tidak pada tingkat realitas fisik. Namun, di akhir tahun pertama walaupun mendapat 

nilai tertinggi di kelasnya Nasr merasa tertekan dengan iklim ilmiah yang memaksakan 

positifisme secara implisit. Akhirnya, muncul berbagai persoalan metafisika yang 

dilihatnya tidak dipertanyakan atau tidak bisa terjawab secara memadai ia mengalami 

kegelisahan karena keraguan yang serius terhadap kemampuan Fisika untuk 

mengantarnya pada pengertian tentang hakikat realitas. Keraguannya semakin menguat 

ketika ia mendengar pernyataan  Bertrand Russel dalam sebuah kelompok kecil bahwa 
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fisika tidak melihat sendiri hakikat realitas fisik, tetapi menggunakan struktur-struktur 

matematika yang terkait dengan petunjuk-petunjuk bacaan. 

Kegelisahan Nasr intelektual MIT. walaupun tidak sampai mengganggu 

keyakinannya terhadap Tuhan. Tetapi keraguan itu telah mengguncang bagian tertentu 

yang mendasar dari pandangan hidupnya misalnya tentang makna hidup, signifikansi 

pengetahuan dan sarana untuk menggapai kebenaran hakiki. Walaupun demikian, jiwa 

disiplin yang ditanamkan oleh ayahnya membuatnya tetap bertahan hingga 

menyelesaikan studinya di MIT dengan istimewa. Namun ia tidak lagi tertarik dengan 

fisika. 

Akhirnya, Nasr berusaha mengobati kegelisahannya dengan memasuki bidang 

kajian lain, Yakni dengan membaca secara intensif buku-buku lain dan mengikuti 

berbagai pendidikan kilat dalam bidang ilmu-ilmu humanities titik dalam proses itulah, 

ia bertemu dengan Giorgio De Santi Liana yang merupakan filsuf dan ahli sejarah sains 

terkemuka berkebangsaan Italia dan belajar serius tentang hikmah Yunani kuno dalam 

filsafat phytagoras Plato Aristoteles dan plotinus. Selain itu, Nasr juga belajar filsafat 

Eropa pertengahan ajaran mistik dan tasawuf dalam Devina komedinya hinduisme dan 

kritik terhadap pemikiran Barat modern. 

Giorgio De Santi Lina memperkenalkan karya-karya Rene guenon sang tokoh 

tradisionalis terpenting kepada Nasr. Rene Guenon menjadi ikon penting dalam 

membentuk perspektif tradisional Nasr. Nasr juga berkesempatan menjelajahi 

perpustakaan Komaraswami, sehingga ia bisa mengenal lebih jauh pemikiran filsuf 
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tradisional di dunia, seperti Squad Titus Bukhart Marco dan Martin lings semuanya 

memberi pengaruh penting terhadap kualitas spiritualitas Nasr.  Nasr berkesimpulan 

bahwa memang terdapat kebenaran hakiki yang hanya bisa dicapai dengan intelektual 

yang mendapat pancaran atau wahyu ilahi. Kebanyakan Karya dengan berfokus pada 

teori dan praktik disiplin spiritual menjadi bagian penting dalam pemikiran serta 

kehidupan spiritual Nasr selanjutnya. 

Setelah lulus dari mid pada tahun 1954 Nasr  pendidikan University dengan 

ideologi dan  geofisika hingga selesai pada tahun 1956. Kemudian, ia melanjutkan 

pendidikan ke jenjang doktoral dengan spesialisasi sejarah sains. Nasrhendak 

melakukan studi terhadap tipe sains tentang alam yang lain, terlepas dari sains Barat 

modern. Selain itu, Nasr juga hendak melihat lebih jauh, penyebab sains modern 

berkembang menjadi seperti saat ini. Nasr  menulis  dalam supervisi George sarton. 

Namun, sebelum sempat memulai,  george  karton meninggal dunia setelah itu, tidak 

ada lagi guru besar yang memiliki otoritas dalam bidang sains dalam Islam di Harvard. 

Akhirnya ia dibimbing oleh 3 orang ilmuwan terkemuka. 

Saat belajar di Harvard, Nasr keliling Eropa untuk memperluas Cakrawala 

pemikirannya dan membangun berbagai relasi penting. Ia mengunjungi beberapa kota, 

terutama Perancis Switzerland Inggris Italia dan Spanyol dalam wisata intelektual 

inilah, Nasr bertemu langsung dengan sekondan Burkat sehingga semakin memperkuat 

orientasi pandangan hidupnya. Selain itu, Nasr  juga mengunjungi Maroko dan bertemu 

spirit spiritualitas terkemuka bernama Syekh Ahmad Al Al Alawi. Kehidupan Nasr di 
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Harvard menjadi saksi kristalisasi sebagian besar sisi intelektual dan spiritual 

spiritualitas pandangannya di di dunia bagian yang menentukan suasana sekaligus 

bentuk karir akademik dan kesarjanaannya. 

Pada usia 25 tahun Nasr menyelesaikan pendidikan doktoral yakni pada tahun 

1958 dengan judul disertasi Konsepsi on of Natural in Islamic Book method used for it 

study by the Ikhwan Al Shafa al-Biruni and Ibnu Sina. Kemudian, disertasi tersebut 

diterbitkan dengan judul Introduction To Islamic Cosmological Doctrines. Saat itu, 

nasab juga berada dalam tahap penyelesaian bukunya berjudul Science and Civilization 

in Islam walaupun mendapat tawaran menjadi asisten Profesor di MIT, Nasr memilih 

pulang ke kampung halamannya. 

 

*Kembali ke Iran dan Proses Pematangan 

Ketika tiba di Iran, ditawari kedudukan sebagai guru besar luar biasa filsafat 

dan sejarah sains di Fakultas Sastra Universitas Teheran. Beberapa bulan setelah 

kembali dari Amerika, ia menikahi seorang perempuan dari keluarga terhormat dan 

menjadi teman dekat keluarganya. 5 tahun kemudian tepatnya pada usia 30 tahun, Nasr 

menjadi Profesor Termuda di Universitas nya. Nasr menggunakan posisi dan 

pengaruhnya untuk menciptakan perubahan besar dan mengembangkan program 

filsafat di Universitas nya yang selama ini sangat kental dipengaruhi oleh intelektual 

Prancis.  



25 

Nasr  mengajarkan filsafat dan perspektifnya sendiri serta mendorong para 

mahasiswanya untuk melakukan studi terhadap pemikiran filsafat luar dengan 

perspektif sendiri. Lalu cara pandang semacam ini berpengaruh luas ke seluruh penjuru 

Iran tidak hanya di universitasnya lebih dari itu, Nasr juga memprakarsai dibukanya 

jurusan bahasa Persia bagi mahasiswa luar yang hendak melakukan penelitian tentang 

Khazanah Persia yang terkenal sangat kaya. 

 Dari tahun 1969 sampai 1972, Nasr terus mengembangkan programnya dalam 

bidang ilmu humanitis dan filsafat. Pada tahun 1972, ia ditunjuk oleh Syah Iran menjadi 

pimpinan Armada sekaligus mengembangkannya agar menjadi seperti MIT dengan 

berdasar pada akar budaya Iran. Dalam hal, Nasr memprakarsai studi filsafat sains yang 

berbasis filsafat sains Islam. Pada tahun 1973, Nasr ditunjuk oleh Ratu Iran untuk 

memimpin pusat studi pengembangan filsafat yang dikenal dengan akademik filsafat 

kekaisaran Iran. 

Setelah satu bagian penting dalam dari kehidupan pribadi Nasr sejak 

kepulangannya ke Iran pada tahun 1958 adalah kelanjutan proses belajarnya tentang 

filsafat Islam secara langsung. Ia belajar filsafat Islam kepada para tokoh tradisional 

yang mumpuni dan mewarisi kekayaan ilmu tersebut seperti Muhammad Qasim, 

Muhammad Husein Tabataba'i, serta Sayyid Abu al-Hasan Kasmini. Atas nasihat 

mereka, Nasr membaca kitab-kitab klasik, seperti Al Arba'ah karya Mulla Sadra dan 

syar'i dimana karya dari mereka pula. Nasr mendapat penjelasan dan komentar 

tambahan terkait pembacaannya atas buku-buku tersebut. 
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Berkat pembelajarannya Nasr menjadi sosok yang terdidik secara timur dan 

barat dengan baik. Sehingga, ia memiliki otoritas untuk berbicara tentang kontak antar 

timur dan barat maupun tradisi dan modernitas. Membuktikan pengetahuannya dalam 

karya melimpah tajam dan jelas. Sebenarnya, itulah pas yang sangat penting dalam 

proses pematangan dirinya setelah mendapat pendidikan dasar dan bahan-bahan 

tradisional yang pernah ditemui selama studi di Amerika titik fase tersebut bisa 

dikatakan sebagai fase terpenting dalam pembentukan pribadi tradisional Seyyed 

Hossein Nasr. 

Selama berkiprah di Iran, ia mulai menulis secara ekstensif dalam bahasa Persia 

dan Inggris dia juga tidak jarang menulis dalam bahasa Perancis dan Arab. Selain itu 

ia juga menerbitkan edisi kritis beberapa naskah filsafat penting seperti edisi Persia 

lengkap karya Suhrawardi Al Maqtul dan Mulla Sadra maupun naskah Arab karya Ibnu 

Sina dan Al Biruni. 

Berkat bantuan William Keepvid ia mempersiapkan bibliografi sains Islam 

dalam 3 volume yang disertai anotasi dalam bahasa Inggris dan Persia. Selain itu ia 

juga menerbitkan Three Sage dan Science and Civilization in Islam yang mulai ditulis 

sejak ia menjadi mahasiswa di Harvard. Kedua buku tersebut mendapat respon sangat 

positif dari masyarakat internasional, sehingga diterjemahkan ke berbagai bahasa. Di 

Iran kedua buku tersebut menjadi buku wajib dalam mata kuliah filsafat Islam dan sains 

di universitas-universitas Iran sejak tiga dekade lalu 
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Buku Nasr yang lain berjudul Ideal and Realities of Islam. Buku tersebut berisi 

tentang Islam yang menjadi banyak dibaca oleh masyarakat luas. Bersamaan dengan 

hal ini, Nasr juga mempublikasikan buku berjudul Islamic Studies, buku tersebut 

merupakan kumpulan artikel yang mendiskusikan aspek-aspek fundamental tradisi 

Islam. Buku tersebut dikembangkan lebih lanjut dan diterbitkan dengan judul Islami. 

Di sela-sela memberi kuliah di Beirut, ia sering menulis artikel sehingga jadilah ketiga 

buku tersebut. Nasr masih sempat berdiskusi tentang tokoh-tokoh Katolik dan Syiah. 

Selain itu ia juga sempat bertemu dengan Sufi perempuan bernama Sayyidah Fatimah 

di Suriah. Pada tahun 1966, Nasr diundang untuk memberi kuliah Rockefeller di 

Chicago dan berbicara tentang aspek-aspek hubungan antar agama, filsafat dan krisis 

lingkungan. Kemudian, kuliah tersebut dibukukan dengan judul Nature and  The 

Spiritual Crisis of Modern. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menunjukkan 

perhatiannya terhadap krisis spiritual manusia modern buku tersebut dinilai sebagai 

buku pertama yang menyajikan prediksi kerusakan lingkungan saat itu sebagai akibat 

proses peristiwa di atas. Setelah buku tersebut Terbitlah buku lainnya seperti Islam of 

Modern Sufi Essay. 

 Meski hidup di Iran tetapi tetap melakukan kontak dengan berbagai Universitas 

terkemuka di Amerika Serikat bahkan meluangkan waktunya untuk mengajar di 

Universitas Harvard pada tahun 1952 dan 1965 serta mengadakan seminar di 

Universitas Princeton dan universal Utah. Ia juga sangat akrab serta sering mengadakan 

pertemuan dengan sarjana-sarjana terkemuka seperti custom Swift dan Jacob Middle 
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Min, bahkan dengan para filsuf serta teolog Kristen baik Katolik maupun Protestan. 

Juga membantu perencanaan dan pengembangan studi-studi Islam dan Iran di sejumlah 

Universitas, seperti North Princeton serta Universitas California. Pada tahun 1977, 

Nasr diundang untuk memberi kuliah kepercayaan tentang makna dan filsafat seni 

Islam di Universitas New York. 

*Kembali ke Amerika dan Kiprah Internasional 

Pada Tahun 1979 saat terjadi revolusi Iran Nasr beserta keluarganya terpaksa 

hijrah ke Amerika Serikat membangun hidup baru dan bekerja sebagai akademisi di 

sebuah universitas serta mengembangkan karir internasional yang telah dimulai sejak 

di Iran menjelang tahun 1965 saat mulai menulis lagi ia kembali melakukan penelitian 

dan mempersiapkan naskah yang akan disampaikan dalam kuliah yang dikenal sangat 

bergengsi di Universitas. Nasr merupakan seorang ilmuwan barat pertama yang 

mendapat kehormatan untuk menyampaikan sedikit kuliah dengan tema teologi natural 

atau nasional sosiologi dan filsafat agama filosofi of religion di barat. Dari kuliah itulah 

terbit sebuah buku berjudul sebagai salah satu karya filsafat Nasr yang terpenting. 

Pada tahun 1982 NASA dan undang untuk terlibat dalam Proyek besar 

penyusunan ensiklopedia of War spirituality bersama cousins. Sendiri mendapat tugas 

menjadi editor dua volume yakni volume 19 dan 20 tentang Islamic spirituality. Tahun 

berikutnya Nasr memberi kuliah wigen tentang filsafat dan agama yang universal titik 

dia juga terlibat dalam pembentukan saksi Herni thisisme dan filsafat perennial di 

Akademi agama Amerika 
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Kemudian dari berbagai kuliahnya tersebut Ia dikenal oleh masyarakat barat 

sebagai tradisionalis serta tokoh terkemuka dan penasihat terbaik dalam perspektif 

perennial. Dengan perspektif tersebut ia mengalihkan gagasannya tentang 

perbandingan agama serta dialog filsafat dan agama. Ia banyak terlibat diskusi serta 

dialog dengan para teolog dan filsuf Ulung Kristen maupun Yahudi seperti Hans Kung 

Jonghyun dan rabies Mars chord. Pada tahun 1956 Ia mendapat tugas untuk mengedit 

di esensial rating of some. 

Pada tahun 1990 Makassar terpilih sebagai pelindung deserter of the study of 

islam and Christian muslim relation di kulit Selain itu ia juga berperan aktif dalam 

pembentukan dan aktivitas pusat studi tersebut. Ia juga hadir dalam Konferensi 

Konvensi besar dunia tentang tema ini termasuk di parlemen agama-agama dunia pada 

tahun 1993 titik karir internasional semakin meluas dengan berbagai lawatan yang ia 

lakukan ke Eropa serta memberikan kuliah Farmasi di Universitas Oxford comma 

Universitas London dan universitas-universitas lain di Inggris. Ia juga termasuk salah 

satu anggota pemenang Academy pada tahun 1094 ia diundang untuk memberi kuliah 

di Universitas dengan HAM lalu materi kuliah tersebut dibukukan dengan judul 

religion and the Order of nature. Nasr melanjutkan lawatannya ke Spanyol terutama 

Spanyol Selatan tempat Islam masih hidup dan mengingatkannya pada tanah airnya 

sejak Di sana ia terinspirasi untuk membuat beberapa puisi terkait Spanyol. 

Pada tahun 1995 masehi bersama sarjana filsafat Islam dan Yahudi 

berkebangsaan Inggris bernama Oliver Liman mengedit dan menerbitkan buku History 
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of Islamic philosophy titik tersebut terdiri dari artikel artikel filsafat Islam yang ditulis 

oleh sarjana-sarjana terkemuka dunia di bidang itu. Bersama mantan muridnya Amin 

rasa Iya merampungkan 4 volume besar bukunya yang berjudul Anthology of 

philosophy in Persia selain tertarik dengan filsafat Ia juga memperlihatkan 

ketertarikannya pada persoalan sains. Hal itu ditunjukkannya dengan menerbitkan 

karya berikutnya tentang sains dengan judul The Night of the Scarlet Science. 

Selain itu, Aspek penting aktivitas intelektual Nasr terlihat di Washington DC 

teknik keterlibatannya dalam the Foundation Of tradisional. Selain sebagai pengajar 

titik lembaga yang bergerak dalam bidang penyebarluasan pemikiran tradisional seperti 

karya-karya tersebut didirikan tahun 1984 dan berada dalam pengarahan Acer. Kerja 

keras nasehat mendapat sebutan luas dari masyarakat dunia bahkan Ia mendapat 

berbagai penghargaan titik di kisaran usia 70-an Masa tidak mengendurkan aktivitas 

intelektualnya yang super padat ia justru tetap memberi kuliah di berbagai lembaga di 

seluruh dunia serta menulis dan memimpin berbagai institusi serta mengelola beragam 

proyek kuliah. 

Selain dalam bidang akademis nasib juga Masih sempat mengadakan 

pertemuan personal dengan orang-orang yang tertarik pada pemikiran tradisional. Ia 

juga membimbing jamaah yang menjalani kehidupan spiritual intensif melalui doa 

meditasi dan kontemplasi titik Nasr pun masih memberi penyuluhan spiritual bagi 

orang-orang yang ingin mendapat bimbingan dan nasihat. Dengan keluar dari tanah 

airnya ternyata Nasr menemukan rumah kebebasannya sekaligus menjadi presenter 
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yang tidak terdapat di barat ataupun timur. Dengan demikian ia telah mengabdikan 

hidup untuk spiritualitas yang tidak hanya sekaligus pemikir tetapi juga pelaku dan 

pemimpin jamaah. 

Tampaknya suasana setelah menemukan bentuk yang matang saat ini titik 

gagasan yang tertuang dalam berbagai artikel dan buku menjadi penjelasan lebih lanjut 

dari gagasan dalam karya karya sebelumnya. Saat ini, tampak bahwa berbagai aktivitas 

lebih ditujukan nya untuk sosialisasi gagasan agar diterima oleh masyarakat di seluruh 

dunia, termasuk melalui murid-muridnya detik jika awalnya kritik Nasser atas 

modernitas banyak berpihak pada Islam tradisional dan menjadikannya sebagai 

tawaran, maka pada perkembangan berikutnya tawaran tersebut menjadi lebih umum 

dengan menyingkap Seluruh ajaran tradisional agama-agama. Dengan demikian 

gagasan itu menjadi lebih universal. 

 

B. Latar Belakang Pemikiran Seyyed Hossein Nasr 

Jika ditelusuri secara mendalam dan komprehensif struktur pemikiran-

pemikiran Seyyed Hossein Nasr tidak lahir begitu saja. Telah terjadi berbagai 

rangkaian pengaruh tradisi keilmuan kepadanya, baik dari tradisi di Timur maupun di 

Barat. Di timur, pemikiran Nasr dipengaruhi dari tradisi intelektual Islam yang 

berkembang di wilayah Persia yang bermuara pada tiga pemikir besar Islam yakni 

Suhrawardi al-Maqtul, Ibnu ‘Arabi, dan Mulla Sadra. Sedangkan di barat, pemikiran 

Nasr sangat dipengaruhi tradisi intelektual barat terutama dari tokoh-tokoh pemikir 
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metafisik atau mistik antara lain; Fritjhof Schuon, Martin Lings, Rene Guenon, dan 

Titus Buckhardt. 

Dilahirkan di Persia merupakan sebuah keberuntungan Nasr dalam pandangan 

C.A. Qadir. Menurut C.A. Qadir, Persia dinilai sebagai negeri asal mistisime Islam dan 

Nasr patut membanggakan diri karena banyaknya para wali yang ajaran-ajaran dan 

perbuatannya telah memperkaya nilai spiritual intelektual Islam.  

C. Corak Pemikiran Seyyed Hossein Nasr 

1. Fondasi Pemikiran Nasr 

Berbagai karya yang lahir dari kejeniusan otak dan produktivitas kerja Nasr 

sangat melimpah, sehingga akan terasa ada Jika ia tidak digolongkan dalam barisan 

pemikir besar saat ini. Pemikirannya merambah dalam banyak disiplin ilmu 

pengetahuan dan menyentuh berbagai persoalan. Untuk melihat secara utuh harus 

dilakukan analisis sehingga seorang peneliti bisa menyingkap dasar-dasar dan 

rancangan bangun yang membentuk pemikiran dan pemikirannya ia melihat paradigma 

atau pendekatan kerangka teori dan metodologi tertentu, sehingga terlihat sebagai 

bangunan pemikiran. Dan kesemuanya itu tidak terlepas dari sense of Crisis yang 

membuat seorang pemikir gelisah. 

Persoalan penting menyangkut umat manusia dimuka bumi yang sangat 

dirasakan oleh Nasr adalah krisis ekonomi yang telah mencapai titik Nadir. Seperti 

halnya kerusakan hutan pencemaran air dan udara merupakan contoh yang sangat 

menonjol. Akar persoalannya terletak pada manusia sebagai aktor di sini manusia tidak 
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lagi memiliki rasa takjub atau sense of Wonder pada dirinya dan alam raya. Kondisi 

tersebut merupakan akibat kemiskinan kesadaran terhadap yang suci. 

Dalam kondisi tersebut manusia menggunakan sains dan teknologi untuk 

mengeksploitasi alam dan demi kepentingan materi sesaat titik karena hal yang 

dominan dalam kesadarannya adalah realis realitas fisik maka segala hal yang bersifat 

metafisika menjadi tidak penting bahkan nonsens. Bagi pandangan tersebut merupakan 

kesalahan mendasar dari epistemologi modern secara khusus titik Hal itu justru 

menjadi persoalan pokok yang menggelisahkan sebagai ilmuwan. 

Dari seluruh ide yang tumpah dalam banyak karya-karyanya dengan 

menganalisis ragam persoalan tampak  bahwa Nasr  sendiri sering menyebut banyak 

istilah lain yang bisa jadi mengaburkan seperti metafisika metafisika tradisional, 

pengetahuan terhadap yang suci, Sain Suci, kebijakan kebijaksanaan Abadi atau 

akhlakul karimah atau berkaitan dengan Akidah, sains tertinggi atau tradisi semuanya 

berada di bawah payung filsafat perennial. 

Dalam hal ini dengan demikian, tema dasar filsafat perennial adalah realitas 

nonfisik yang sering disebut dengan metafisika titik namun ia selalu memperingatkan 

bahwa terma tersebut memiliki makna tidak seperti yang umum disebutkan terutama 

metafisika dalam pengertian filsafat barat pasca pertengahan. Dalam metafisika 

semacam ini terdapat dikotomi antara  antara Real sebagai kebenaran hakiki atau 

substansi dan illusory sebagai kebenaran tidak Hakiki atau aksidensi. Kebenaran hakiki 

itu juga dianggap sebagai prinsip atau dasar dari seluruh realitas. 

Lebih dari itu, ia merupakan asal tetapi juga akhir tetapi ia juga merupakan 

kehampaan jika dunia dianggap sebagai kesempurnaan dan ia adalah kesempurnaan 
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jika relatif dipahami sebagaimana dalam pengertian kemiskinan ontologis dan 

Kehampaan esensialnya 

Dalam landasan teoritis  ia memotret beragam persoalan dan menerapkan 

berbagai bidang kajian baginya teori tersebut merupakan titik bijak sains sakral yang 

terdapat dalam setiap tradisi Titik maka, tradisi merupakan wadah atau sensia Sakra. 

Dalam Cynthia Sakra terdapat metafisika yang mengajarkan dikotomi Daryl dan 

illusory tentang karet dan profan berikut istilah lain dalam karakternya masing-masing. 

Dalam konteks filsafat perennial metafisika termasuk salah satu cabangnya di 

samping kosmologi antropologi dan lainnya namun metafisika merupakan cabang yang 

terletak di jantung filsafat dan ilmu itu sendiri titik filsafat perennial tentang kebenaran 

hakiki yang suci dan diemban oleh tradisi sebagaimana dalam tradisi karya karena saat 

tradisi merupakan istilah untuk menunjukkan kebenaran atau dasar dasar asal ilahiyah 

yang tersingkap atau tidak bagi manusia melalui perantara seperti nabi Avatar dan lain 

sebagainya. Setelah dasar ini tersebut berada dalam beragam bidang seperti hukum seni 

struktur sosial sains dan sebagainya. Karena tradisi merupakan ruh pemikiran maka 

catat tradisionalisme dijadikan sebagai label proyek pemikiran sebagai salah satu 

modern pemikiran dan gerakan keislaman kontemporer 

2. Klasifikasi bidang kajian 

Dengan pendekatan dan landasan teoritis seperti Honda si pemikiran yang 

dipetakan ia hendak menjawab berbagai persoalan dalam seluruh pemikirannya dari 

berbagai karya ceramah dan kuliah disampaikannya ia merambah pada tiga kelompok 

bidang kajian seperti studi sejarah filsafat sains studi Agama Dan studi Islam titik 

dalam seni Islam Nasr menyentuh tiga bagian pula doktrin dan pemikiran yang meliputi 
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beberapa desa tradisional Islam seperti filsafat tasawuf dalam serta Fiqih Islam dan 

studi Islam. Namun, dengan klasifikasi itu mesti disadari bahwa klasifikasi selalu 

melahirkan pemaksaan dan simplifikasi untuk memasukkan unsur-unsur berdasarkan 

kriteria yang ditetapkan oleh karena itu klasifikasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai 

pembagian yang ketat tetapi lebih sebagai upaya untuk mempermudah pemetaan 

a. Studi sejarah dan filsafat sains 

 Dalam bidang ini titik tekan pemikiran Nasr terfokus pada kritik terhadap sains 

modern kritiknya bertolak dari keprihatinan terhadap berbagai kerusakan ekologi yang 

mengancam kelangsungan kehidupan manusia di Bumi titik persoalan tersebut berakar 

pada sains dan teknologi sebagai penerapannya menurutnya selain setelah keluar dari 

peran fungsi dan aplikasi yang seharusnya sehingga membawa dampak negatif yang 

luar biasa kita semua itu merupakan akibat dari putusnya sains dan teknologi dengan 

pengetahuan dalam taraf yang lebih tinggi sebagai induknya Serta adanya destruksi 

terhadap nilai sakral dan spiritual alam. Selain krisis ekologi krisis sains modern juga 

berdampak pada krisis manusia kritik seni dapat dilihat dengan terputusnya hubungan 

manusia dari realitas yang lebih tinggi akibat hegemoni sains modern yang 

menyebabkan manusia modern tidak mengerti tentang Siapa dirinya atau desa yang 

sebenarnya. Sebab Ia tidak memiliki kesadaran yang lebih tinggi Hegar consciousness. 

Sehingga kumaha pandangan tentang manusia hanya terfokus pada dimensi fisik. 

Psikologi sebagai disiplin yang berbicara tentang dimensi nonfisik manusia 

masih kental dengan nuansa materialistik sehingga tidak mampu berbicara banyak 

tentang jiwa secara lebih tajam apalagi menembus dimensi spiritual. Kesalahan 

pandang tentang diri mempengaruhi pandangan tentang tujuan hidup titik Sementara, 
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tujuan hidup mempengaruhi tingkah laku Oleh karena itu ketika pandangan tentang 

diri terkonsentrasi pada fisik material maka tujuan hidup bermuara pada dunia fisik 

material. Oleh karena itu tingkah laku hanya akan berputar-putar dalam lingkaran dunia 

material. Sehingga kehidupan manusia tidak bebas dan Merdeka lagi.  

Menurut Nasr sains modern merujuk pada analisis sejarah dan filsafat sains 

modern sehingga revolusi sains di bawah di awal abad modern dengan bangsa lain. 

Revolusi tersebut memang telah memberi manfaat besar namun Ia juga melahirkan 

dampak yang tidak kalah besar titik di tangan para tokoh terkemuka sendiri melepaskan 

diri dari kungkungan dogmatisme gereja seperti copernicus Francis Bacon,,,, dan 

Newton mereka bahu-membahu memunculkan sains modern yang bertumpu pada 

logika hipotesis dan verifikasi titik dari tengah dari tangan mereka alam dipandang 

sebagai mesin yang bekerja secara mekanis bersifat atomistik dan tidak hidup. Alam 

hanya bisa dibaca, dipahami, dan dimanfaatkan dengan perangkat logika serta minta 

matematika. Dengan ini pula sains telah disalahpahami dan tidak dihasilkan secara 

utuh. 

Paradigma sains modern tersebut menjadi masalah bagi karena telah 

menyebabkan desakralisasi besar-besaran terhadap alam tidak hanya itu sains modern 

dalam perkembangannya kini telah menjelma saintisme yaitu sebuah keyakinan baru 

yang di nilai absolut dan menolak kebenaran lain. Pelepasan dari dogmatisme gereja 

adalah mengantarnya pada Docmart Ismi baru sehingga sains modern justru buta 

terhadap dimensi kebenaran lain Sedangkan mekanisme alam mengantarnya pada 

eksploitasi tanpa ampun. Untuk mengatasi persoalan ini diperlukan pergeseran 

paradigma dengan merombak secara pandang terhadap alam dan menawarkan filsafat 

alam atau kosmologi tradisional sebagaimana diajarkan oleh sakhrah. Dengan ini 
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diharapkan manusia tidak lagi terpenjara dalam satu cara berpikir dan pengetahuan 

tentang realitas fisik material serta mengerti secara menyeluruh dan utuh. 

Sebagaimana dalam karya-karyanya Nasr terlihat ingin memasukkan ajaran 

tradisional dan agama ke dalam sains dalam kritiknya terhadap fans barat tampaknya 

ia ingin mengingatkan masyarakat Barat pada teologi natural era pertengahan dan 

ajaran plotinus yang melihat alam sebagai sesuatu yang sakral suci dan jalan menuju 

Tuhan. 

Sains dengan metode nya diharapkan tidak terlepas dari pandangan dasar 

terhadap alam dengan tetap bekerja di bawah payung metafisika tradisional karena di 

sini makna spiritual alam dapat terbaca, sehingga alam bisa dilihat dengan benar dan 

pengetahuan yang diperoleh oleh manusia bukan untuk menguasai melainkan untuk 

melakukan interaksi serta komunikasi sehingga menghasilkan kearifan. Program 

tersebut juga pengantar pada Nasr terhadap barat yakni pengetahuan tidak membuat 

manusia barat melaksanakan Homa tetapi justru menjadikannya beringas dan kekanak-

kanakan. 

b. Studi Agama 

 Selama ini, studi Agama yang berwarna pemahaman tentang agama secara 

akademik berkiblat ke arah barat sementara di barat studi Agama terjebak dalam 

historisisme sehingga agama di konsepsi sebagai fenomena historis Semata. Bagian 

asar hal tersebut merupakan persoalan serius karena agama tereduksi dan kehilangan 

makna hakikinya,. Studi Agama yang tidak banyak memperhatikan dimensi metafisika 

memahami realitas keberagamaan sebagai agama dan bentuk-bentuk suci sebagai 
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realitas Suci titik pendekatan itu tidak jelek tetapi tidak bisa berlaku adil dengan 

memarginalkan dimensi tradisi transendental yang merupakan inti agama itu sendiri. 

Oleh karena itu dengan melihat kondisi tersebut sebagai ilmuwan Nasr 

berpandangan bahwa ilmuwan beragama ilmuwan dalam beragama atau berkaitan 

dengan kegelisahan dan mendorongnya untuk berbicara tentang studi agama Titiek 

sebab pendekatan yang tidak tepat akan melahirkan konsep yang salah serta reduksi 

agama, apalagi yang terjadi menyangkut marginalisasi dimensi hakikinya. Menurutnya 

pendekatan yang dinilai lebih adil untuk memahami agama secara utuh adalah 

pendekatan kaum tradisionalis yang tak lain adalah pendekatan filsafat perennial. 

Paling tidak, pendekatan filsafat perennial menjanjikan dua hal penting pertama 

pengetahuan yang terletak di jantung agama Sehingga bisa memancarkan makna ritus-

ritus, doktrin-doktrin, dan simbol-simbol keagamaan titik yang kedua adalah kunci 

untuk memahami keniscayaan pluralitas agama dan jalan untuk menembus alam agama 

lain dalam pengkajiannya tanpa harus mereduksi makna penting dan komitmen Iman 

pada agama yang dianutnya sendiri. 

Para tokoh Garda terdepan yang menggunakan pendekatan filsafat perennial 

mencurahkan perhatiannya pada semua aspek agama, seperti tentang Ketuhanan 

tentang manusia tentang Wahyu, dan seni sakral seperti itu simbol, doktrin,, etika 

sosial, metafisika teologi makan gambar-gambar yang terkait dengan agama para tokoh 

tersebut merupakan panutan Master, diantaranya, koma, koma,, dan Lord northbourne 

sebagai panutan Nasr. Namun perhatian filsafat perennial ditujukan pada dimensi 

transhistoris yakni menembus kawasan di balik realitas kasta yang untuk menyingkap 

makna dan pengetahuan ilahiyah yang yang universal melintasi batas ruang maupun 

waktu. 
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Oleh karena itu, sebagai peneliti agama para penonton masa tersebut menolak 

pendekatan akademik historis dalam ilmu agama yang berkembang pada abad ke-19 

titik akan tetapi, pendekatan itu juga harus dibedakan dari fenomenologi yang Mencoba 

memahami agama secara lebih dalam titik sebab, bagaimanapun fenomenologi 

menurut mazhab denialist hanya berkutat pada dimensi fenomena yang akan 

mengalami perubahan dari waktu ke waktu serta perbedaan ruang. Ia belum merambah 

ke dimensi nomina seperti dilakukan filsafat perennial sebagai dimensi metafisika yang 

absolut infinitive dan memancarkan kesucian. 

 Perbedaan pendekatan akademik historis dalam ilmu agama berangkat dari 

perbedaan konsep realitas bagi peneliti barat realitas adalah hal yang historis sehingga 

konsepsi agama didasarkan pada sejarah semata titik sementara bagi perenialis realitas 

yang mesti menjadi rujukan pemahaman agama adalah realitas transistor. Oleh karena 

itu pada intinya pendekatan dipakai harus sesuai dengan teori filsafat perennial tentang 

realitas Hakiki sementara realitas kasat mata hanya sebatas manifestasi. 

 Kaum perenialis juga merasa perlu menegaskan bahwa mereka tidak 

menyangka aspek-aspek sosial historis, tetapi menilainya sebagai manifestasi semata 

dari hakikat agama titik oleh karena itu, konsepsi yang didasarkan pada nilai sebagai 

reduksi terhadap agama. Maka agama tidak hanya difungsikan sebagai pola hidup atau 

cara memahami alam, tetapi juga sebagai jalan menuju realitas yang lebih tinggi 

dan  transistoris.. 

Menurut kaum kolonialis pendekatan semacam itu bisa memberi kemungkinan 

untuk mengembangkan teologi perbandingan agama yang lebih adil di tengah dari tas 

agama dan memberi kesempatan kepada peneliti untuk melintas ke wilayah agama lain 
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tanpa beban teologis. Karena bagi kaum realis perbedaan agama sebatas pada tingkat 

manifestasinya yang historis sementara pada tingkat asal yang yang transendental dan 

transhistoris semua agama berasal dari satu sumber titik dari gagasan tersebut Nasar 

menyebut agama-agama yang beragam sebag sebagai relatif absolut titik Mengapa 

demikian karena manifestasi agama itu berbeda-beda tetapi Absolut. Semuanya pun 

berasal dan menuju pada satu titik yang absolut Itulah sebabnya aliran ini tidak pernah 

mempertanyakan agama mana yang lebih baik karena sama-sama berasal dari sumber 

yang sama hal yang menjadi persoalan lebih menyangkut pada praktik dan operasinya 

dalam konteks sejarah tertentu. 

Dalam filsafat perennial ia menganggap bahwa filsafat berjasa menyediakan 

kunci-kunci tertentu untuk membuka pintu-pintu yang memenjarakan manusia modern 

dalam memahami agama. Pendekatan tersebut dirasakan sangat bermanfaat untuk 

kepentingan studi Agama yang lebih utuh dan harmonis agama-agama di tengah 

pluralitas agama. Selain itu pendekatan filsafat perennial tidak hanya menghasilkan 

rumusan teori atau konsep konsep. Ia menuntut penelitiannya terjun secara total dengan 

melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan penuh ketulusan dan kesadaran titik tanpa 

hal itu, ia tidak akan pernah menemukan pengetahuan suci yang merupakan iluminasi 

dari langit tentang hakikat agama. 

Dalam studi Agama ia tampak masih konsisten dengan pendekatan perennial 

sebagai tawaran untuk menyajikan kebenaran hakiki seperti kritiknya terhadap sains 

Barat Titik dengan gagasan tersebut ia telah memasukkan diri pada jajaran 

perenialisme atau tradisionalis seperti tokoh-tokoh pujaannya. Sebab dari agama 

merekalah ia membangun gagasannya tentang studi Agama dalam hal ini tidak ada 



41 

gagasan yang terlalu  yang terlalu baru, kecuali uraian-uraian lebih sistematis dan 

dukungan data dari warisan intelektual filsafat dan mistik  Persia. 

c.  Studi Islam 

Di awal beberapa tulisan Nasr selalu menggambarkan Islam sebagai sebuah 

agama dan peradaban serta tatanan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang 

diwahyukan dari agama dalam ranah transendental nya. Dalam konteks transendental 

Islam adalah realitas dasar dia secara Eternal mengandung intelektual ilahiyah titik dari 

hal ini, Islam termanifestasi dalam realitas historis, merupakan pemikiran,,, peradaban 

dan tatanan sosial serta ekspresi kultural yang lain. Nasr selalu menegaskan bahwa 

Islam sebagai agama tidak bisa direduksi sebagai fenomena sejarah semata sekalipun 

juga diakui bahwa ia memiliki dimensi historis. Sebab Islam dinilai sebagai dasar-dasar 

abadi dan bentuk-bentuk suci yang non temporal. Islam seperti inilah yang disebut 

Islam tradisional yang abadi dan universal.  

Dalam pandangan Nasr studi studi Islam yang ada selama ini telah mereduksi 

Islam dalam makna hakikinya. Intelektual barat dan kaum muslim modern dituduh 

sebagai pelakunya. Reduksi tersebut diakibatkan oleh kemiskinan perspektif yang 

mampu menghadirkan kesatuan fenomena Islam yang beragam. Beberapa studi yang 

dilakukan dengan metode historis dan analitis di era modern tersebut hanya bisa 

berbicara tentang Islam pada dataran permukaan sehingga Islam hadir lebih bernuansa 

historis dan melupakan dimensi di baliknya melalui hal itu pula Nasr memposisikan 

diri dalam mengklasifikasi aliran pemikiran Islam menurut  versinya. 

Persoalan klasifikasi aliran pemikiran Islam tersebut dinilai penting sehingga 

dalam seluruh karya nasional yang begitu banyak, pandangan tersebut tampak sebagai 
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proyek tandingan untuk menghadirkan Islam secara utuh dan menyentuh dimensi 

transendental nya sebagai inti yang tidak boleh dikesampingkan. Dengan menegaskan 

posisinya sebagai seorang tradisionalis Nasr menggunakan perspektif filsafat perennial 

atas Islam dalam konteks transendental dan termanifestasi dalam fenomena kasat mata 

yang beragam. 

Manifestasi dari perspektif tersebut terbentuk doktrin dan pemikiran, tatanan 

sosial sains, serta seni. Dalam fenomena fenomena itu Nasr selalu berusaha 

menampilkan dimensi esoterik nya yang berujung pada kesatuan pada dimensi yang 

lebih tinggi titik Dalam hal ini kita akan melihat pandangan dasar tentang sains dalam 

Islam seni di dunia islam serta doktrin dan pemikiran meliputi fiqih kalam tasawuf dan 

filsafat 

Dalam pemikiran hukum Islam Nasar bertitik tolak dari syariat yang berfungsi 

sebagai pembimbing manusia kembali ke asal ilahiyah sehingga menjadi hukum 

ilahiyah titik Dalam hal ini Nasr membedakan konsep hukum semitic atau Islam dan 

Yahudi dengan konsepsi modern konsepsi hukum sinitik merupakan bantahan 

kehendak ilahi ya. 

Nasr tidak setuju dengan perubahan berbagai aturan telah ditetapkan oleh 

Alquran dan hadis karena alasan tidak sesuai lagi dengan zaman titik-titik kasus 

tanzimat Turki Usmani yang berusaha memperkenalkan undang-undang Eropa kepada 

masyarakat muslim ketika ia juga mengkritik perubahan hukum poligami Bahkan ia 

menuduh kaum modernis sebagai kelompok yang tidak percaya diri dengan syariat 

Islam sehingga ingin mengubah segala hal yang tidak sesuai dengan pandangan Barat 
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modern titik baginya perubahan hukum seperti itu merupakan bentuk taqlid buta 

terhadap barat yang dipandang lebih maju. 

Menurutnya untuk memahami hukum diperlukan kemampuan sehingga tidak 

bisa dilakukan oleh sembarang orang di sini akan merupakan perangkat memahami 

Wahyu seperti banyak dianjurkan oleh Alquran. Namun, akal yang bisa digunakan 

untuk kepentingan tersebut adalah akal yang sehat yakni mampu mengantar manusia 

pada kesadaran akan kesatuan transendental segala hal yang ada atau berkaitan dengan 

Tauhid anjuran penggunaan akal tidak bisa dipahami sebagai lisensi terhadap 

nasionalisme atau menetapkan akal di atas Wahyu. Dengan demikian, manusia 

tradisional Nazar sama terlihat dengan melihat hukum dalam rangka transendental dan 

keyakinan akan nilai manfaat serta kesesuaiannya. 

Sementara, dalam kajian tentang ilmu kalam ia menegaskan bahwa disiplin 

ilmu tersebut tidak mampu menghadirkan dimensi spiritualitas Islam pemikiran kalam 

dari klasik sampai mudah dan lebih memperhatikan Apology defensif ajaran Islam 

serta akomodasinya terhadap modernitas. Walaupun demikian makalah merupakan 

titik penting untuk memahami aspek tertentu pemikiran Islam dan diposisikan sebagai 

spiritualitas Islam. 

Yang muncul dari pembelaan atau serangan aliran lain bertujuan untuk 

menyelamatkan akal dari kesalahan atas nama Wahyu dengan menggunakan Apa itu 

sendiri titik para ahli kalam menggunakan logika yang dikembangkan Aristoteles dan 

alirannya tetapi dengan tujuan yang berbeda bagi nasional berasal dari 1 Sumber dan 

akan menuju ke Muara yang sama dengan inti ajaran Islam ketik 



44 

Dalam kajian terhadap sejarah dan pemikiran kalam hasil memberikan apresiasi 

dan interpretasi spritual atas konsep atomisme Syariah atau sosialisme. Atomisme 

konseptual yang mendominasi sunni melintang kontinuitas sebab-sebab horizontal 

pada realitas jagat raya dalam Matra ruang dan waktunya. Dengan keyakinan terhadap 

di kontinuitas sebab horizontal atau konsepsi kasual dalam kaum Suk dan sentis, 

konsep tersebut menegaskan kontinuitas dalam sebuah vertikal dengan menegaskan 

Tuhan sebagai satu-satunya sebab. 

Pada hakekatnya konsep Kautsar para filsuf dan sains menekankan kehadiran 

Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta benda gas serta penegasan pendaknya dalam 

memutar kehidupan titik segala disebut segala sesuatu yang disebabkan oleh Tuhan 

sebagai sebab adikodrati atau transenden kaos titik dengan konsep itu, manusia akan 

selalu diingatkan akan kehadiran ilahiyah sekaligus penghubung yang transenden 

dengan kehidupan sehari-hari. 

Atomisme dinilai masih memiliki akar dalam karakter spesifik Islam yang 

merupakan transendensi Absolut dasar ilahiyah dan ketiadaan segala hal yang lain. 

Realitas Hakiki ini adalah Tuhan dan hal lain hanya ilusi demikian juga dengan sebab-

sebab yang dinilai terjadi secara positif dengan akibat tidak ada dalam realitas jagat 

raya secara mandiri yang terlepas dari kehendak Tuhan maka dari itu, Tuhan adalah D 

riil yang selalu bersama kehidupan titik Dalam hal ini akan lahir kesadaran atas asal 

yakni dimensi transcendental dan yang suci sebagai hakikat dasar kehidupan 

Pemikiran mazhab dalam fiqih dan kalau memang tidak banyak dibanding 

filsafat dan tasawuf. Karena itu Nasr tidak dikenal sebagai ahli fiqih atau ahli kalam 

atau masuk dalam jajaran mutakallimun akan tetapi dalam beberapa tulisannya tentang 
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2 disiplin tersebut ia masih mencerminkan konsistensi pandangan dunia hanya sebagai 

seorang tradisionalis dan spiritualis interpretasi dan rumusan gagasan berada di bawah 

payung tradisi atau filsafat perennial yang bernuansa spiritual. Berbeda dengan 2 

disiplin lainnya dalam tradisi keilmuan Islam Nasr banyak menulis tentang filsafat dan 

tasawuf. Karenanya banyak karya yang dihasilkan dalam bidang ini sehingga 

dimasukkan dalam jajaran  filsuf dan Sufi dalam filsafat melihat bahwa Islam 

Alexandria sehingga sampai ke tangan Barat Titik di samping mewarisi dan lebih dari 

itu Islam memiliki filsafat autentik sendiri seperti model filsafat Islam dan disebutkan 

sebagai filsafat profetik. Ini harus dipertegas karena menyangkut hal yang sangat detik 

filsafat profetik dimaksudkan untuk menggambarkan filsafat Islam yang bekerja di 

arah yang didominasi oleh kehadiran kitab yang diwahyukan titik kitab tersebut tidak 

hanya merupakan sumber hukum agama dan etika tetapi juga sebagai sumber 

pengetahuan dan sarana akses pada kebenaran. 

Filsafat tidak hanya berangkat dari alam atau realitas kasat mata tetapi juga dari 

Alquran dan hadis dalam makna esoterik dan eksoterik menyakiti keduanya memiliki 

arti penting dan menjadi inspirasi bagi lahirnya pemikiran filsafat yang orisinal 

pemikiran ini tidak hanya dibangun melalui upaya-upaya rasional dan logis semata-

mata dengan perangkat rasio al-asy'ari tetapi juga melalui upaya-upaya ingin putih 

kartu dengan intelek untuk menembus dunia transenden sehingga bisa mencapai 

kebenaran al-haqiqah titik karena itu, dalam tradisi filsafat Islam Dikenal dua jenis 

pengetahuan yakni ilmu hushuli atau dengan rasio dan Al Ilmu Al hudori atau dengan 

intelektual. 

Pengetahuan yang diperoleh dari kerusakan tersebut hakikatnya nya merupakan 

interpretasi terhadap Alquran sebagai kitab tertulis dan alam sebagai kitab tak tertulis. 
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Keduanya merupakan ayat Allah atau tanda-tanda dari Tuhan yang harus dimanfaatkan 

untuk mengantar manusia pada kebenaran dan memasuki Puncak kemanusiaan titik 

sehingga kebenaran yang diperoleh dengan kedua cara ini dinilai sebagai kebenaran 

tertinggi dan dalam Islam asli disebut hikmah dan orang yang disebut Hakim istilah ini 

menurut Nasr sejalan dengan arti filsafat yang sebenarnya cinta kebenaran atau 

philosophia, yaitu upaya meraih al-hikmah atau al-ilahiyah. Pada para filsuf muslim, 

selain menggunakan penalaran rasio, juga penajaman mata batin dengan pembersihan 

hati sebagaimana sabda dalam satu contoh setelah menyelesaikan pendidikan 

formalnya menjalani hidup asketik di dekatku selama beberapa tahun ketik 

Dalam penilaian dasar filsafat Islam selama ini dihadirkan secara tidak utuh 

karena dilakukan oleh sarjana barat yang terkungkung oleh anggapan dasarnya bahwa 

filsafat adalah kebenaran dasar yang diperoleh melalui aktivitas rasio dan penjelasan 

rasional. Akibatnya mereka menganggap bahwa filsafat ada di sebagai masalah 

rasionalitas Logika, dan bahasa semata. Sehingga pandangan tersebut juga merasuki 

para sarjana muslim yang terpengaruh oleh barat dan sering disebut sebagai muslim 

modern selain selain rasio aktivitas yang juga digunakan oleh para filsuf tidak 

terungkap secara jelas sehingga filsafat Islam hadir seperti filsafat barat saat ini yang 

kering dan sampah. 

Gaya filsafat Nasr yang bernuansa mistik tidak lepas dari paradigma filsafat 

perennial yang dianutnya; kebenaran universal dan Hakiki hanya terdapat dalam ranah 

transendental titik akar tradisi filsafat yang demikian dapat dilacak pada neoplatonisme 

yang membentuk aliran iluminasi atau araki sebagai lawan peripatetik titik di barisan 

inilah, sebenarnya Nasr memiliki posisi bersama suhrawardi dan mulas ada yang 

dihadirkan sebagai sosok kaki titik modal filsafat tersebut tumbuh subur di negeri 
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Persia Nasr selalu menegaskan bahwa filsafat Islam tidak pernah mati, termasuk ra pos 

Ibnu Rus, seperti banyak diklaim oleh sarjana barat. Nasr termasuk salah seorang tokoh 

yang berjasa memperkenalkan filsafat Islam versi khususnya mulla sadra kepada 

masyarakat barat secara lebih jelas dan akademik selain Iqbal. 

Filsafat yang bernuansa mistik tersebut memang tidak lepas dari pengaruh 

pemikiran sufistik Nasr pada bidang tasawuf merupakan jantung pemikiran-pemikiran 

yang menyebar dan mempengaruhi pemikirannya dalam bidang lain serta mewarnai 

kajiannya tentang berbagai persoalan dalam bidang tasawuf menghubungkan tasawuf 

falsafi dan sunni juga antara tasawuf praktis dan teoritis. Tasawuf adalah ajaran 

spiritual dalam Islam sebagaimana spiritualitas dalam agama lain tasawuf merupakan 

inti yang terletak di jantung Islam titik karena tasawuf dan filsafat termasuk bidang 

yang berbicara tentang kebenaran hakiki titik ajaran tasawuf merupakan ajaran yang 

menjadi dasar realitas keagamaan lain sebagaimana hukum sains,, dan tatanan sosial 

semuanya merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip yang ada dalam tasawuf. 

Sebagai seorang tradisionalis, Nasr tetap berpegang teguh pada Alquran 

sebagai pondasi tasawuf Hal ini dapat dilihat secara tegas ia menyatakan bahwa ada 

spiritualitas yang mungkin dilakukan tanpa searah dengan tujuan Alquran sebab kitab 

suci itulah yang mengajarkan kepada manusia tentang hal-hal yang bisa diketahui dan 

menjadi pembimbing menuju tujuan penciptaannya. Maka tidak ada tasawuf dan tidak 

berdasar pada Alquran atau terlepas dari Islam hal ini sebagaimana ketidakmungkinan 

spiritualitas tanpa agama seperti hal-hal yang banyak didengungkan masyarakat 

dewasa ini spiritualitas tanpa agama seperti menanam pohon di udara tugas NASA. 
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Tasawuf bertujuan membebaskan manusia dari penjara kemajemukan realitas 

semua membersihkan dari kemunafikan serta membuatnya hadir menjadi utuh 

sehingga ia menjadi Suci sebagaimana penciptaan awalnya. Orang yang berhasil 

mencapai tujuan tersebut akan menjadi manusia universal atau Insanul Kamil. Manusia 

memiliki potensi untuk mencapainya dan bersatu kembali dengan asalnya Oleh karena 

itu karena Ia merupakan manifestasi Tuhan yang paling sempurna dan paling lengkap. 

Penyatuan dari diri dan kesadaran akan kesatuan segala realitas yang beragam adalah 

realitas ajaran tauhid yang menjadi pesan Puncak Islam itu sendiri hal itu bisa dicapai 

jika manusia bisa menembus dimensi esoterik agama melalui jembatan praktik dan 

doktrin-doktrin keagamaan. 

Menurut doktrin doktrin sufistik secara umum terdiri dari metafisika kosmologi 

Psikologi, dan eskatologi titik penjelasan ke empat bagian tersebut tumpah tampak 

filosofis karena dibangun dalam kerangka filsafat politik sebagaimana metafisika 

berbicara tentang hakikat realitas berikut gradasinya titik zat yang benar-benar ada 

hanyalah Allah sebagai Deril sedangkan hal lain adalah merupakan ilusi. 

Termanifestasi dalam segala realitas selainnya sehingga menurut Nasr manifestasi 

tersebut memiliki gradasi gradasi yang berurutan mulai dari alhaddar alhaddar Hamzah 

atau esensi Tuhan, nama dan sifat Tuhan, dunia malaikat manifestasi halus jiwa, dan 

dunia fisik yang fana. 

Dalam kosmologi kaum Sufi tidak berbicara alam secara sentifik tetapi alam 

dilukiskan sebagai Alquran kosmik yang merupakan pasangan Alquran tertulis titik 

keduanya merupakan tanda disediakan kepada manusia untuk memahami Allah titik 

alam merupakan simbol yang penuh makna yang harus lengkap sehingga manusia bisa 

memahami realitas yang sebenarnya jika dipahami Demikian maka ia akan berfungsi 
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sebagai kendaraan menuju hadratul hak. Standar kualitatif inilah yang membedakan 

kosmologi Sufi dengan kosmologi ilmuwan yang kuantitatif. 

Bidang ekologi juga menjadi tema penting tasawuf bahkan kajian tasawuf 

termasuk wilayah ruh dan tak terjangkau oleh psikologi konvensional banyak berbicara 

tentang intelektual sebagai pusat kesadaran manusia yang bisa mengakses dunia 

metafisika yaitu tempat substansi Puncak Selain itu menurut masa tasawuf merupakan 

terapi psikologis yang paling ampuh, karena dapat melahirkan ketenangan permanen 

titik sedangkan dalam aspek eskatologi kaum Sufi mengajarkan tentang hidup yang 

lebih luas dibalik kematian titik neraka diharapkan sebagai lambang kepenjaraan jiwa 

sebelum memasuki pendakian menuju kesucian sehingga mencapai surga. 

Berbagai orang yang pemikirannya Seharusnya masih memperlihatkan 

pengaruh filsafat perennial dalam hal ini ia mampu memberi interpretasi interpretasi 

Baru terhadap tasawuf dengan bantuan filsafat perennial dalam bahasa dalam konteks 

sesuai dengan tuntutan era kontemporer. Tasawuf sebagai solusi krisis moralitas serta 

sanggahan atas kecenderungan spritualitas yang dinilainya menyimpang sekaligus 

dorongan bagi kaum modernis muslim yang anti dengan segala hal yang berbau mistis 

dan metafisika. 

Pemikiran tasawuf mewarnai pemikiran Nasr dalam bidang sains sehingga 

menurutnya selain Islam termasuk salah satu manifestasi dimensi spiritual esoterik 

yang menjadi inti Islam Adapun gagasan utama tentang sains Islam adalah sebagai 

berikut: 

Pertama, sains Islam dibangun atas ide kesatuan artinya Muara yang dituju oleh 

sains Islam adalah menampilkan satuan dan ikatan yang saling berhubungan antar atas 
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segala hal yang ada sehingga kontemplasi tentang kesatuan Cosmos akan menggiring 

pada kesatuan dasar ilahiyah. Sehingga hakikatnya nya gagasan tersebut merupakan 

pengejewantahan dari doktrin tauhid yang menjadi inti ajaran Islam 

Kedua, resensi Islam Memandang Alam sebagai vegitya by atau ayatullah 

maksudnya adalah alam merupakan gradasi terendah dari hierarki realitas sebagai 

perwujudan material dari sumber asalnya atau D original Oleh karena itu, alam bisa 

menjadi kendaraan menuju asal jika didekati dengan kontemplasi yang benar. Bagi 

Nasr menunjukkan bahwa para ilmuwan muslim klasik telah mencontohkannya. Selain 

sebagai ilmuwan mereka juga merupakan orang bijak atau Hakim ko masuki dan 

agamawan Islam inilah yang disahkan oleh Nasar sehingga menurut penilaiannya hal 

itu mengantarkan kita pada krisis multidimensional yang terjadi saat ini 

Ketiga alam sebagai objek sains merupakan suatu hal yang suci hidup dan 

memiliki jiwa bahkan tuh, seperti juga manusia. Kesadaran akan kesucian Allah 

membuat para ilmuwan memperlakukan secara terhormat. Agama mengajarkan 

hubungan dengan alam melalui berbagai situs dan bentuk komunikasi simbolik. 

Rangkaian manasik haji mengandung banyak dimensi yang merupakan simbol 

komunikasi dan penghargaan terhadap alam titik sebab pada dasarnya, kesucian alam 

dilatari oleh eksistensinya sebagai Geovani atau tajam Tuhan. 

Secara lugas, Master menunjukkan bahwa sains Islam di tangan ilmuwan 

muslim memiliki ketiga prinsip tersebut astronomi kedokteran, Kimia Fisika 

matematika kosmologi, geografi, dan cabang seni lainnya bisa dipahami dalam 

kerangka kesatuan untuk sebagai simbol kebenaran metafisika dan jalan menuju Allah 

ak. Dengan prinsip itu, Makassar melancarkan kritik tajam nya terhadap sains barat 
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yang dinilainya sekuler dan terpaku pada dualisme cartesian sebab dikembangkan oleh 

manusia promethian yang eksploitatif. Oleh karena itu nastar hari sebagai figur yang 

menghubungkan sains agama, dan kritis dan krisis lingkungan dengan masa iluminasi 

nasional penguasaannya terhadap sains membuatnya bisa menghadirkan kelemahan 

sains barat dan dinilai lebih saji Islam dengan bahasa dunia sains. 

Selain sains, manifestasi lain dari Islam transendental dalam dunia ide 

meminjam istilah platonis adalah seni titik sehingga Nasr melihat seni sebagai bentuk-

bentuk realitas spritual atau Allah karena itu ia memiliki dimensi spiritual sebagaimana 

seni bukan semata-mata karya ekspresi bermakna dangkal hal ini hal itu terlihat dari 

kaitan antara seni dan ibadah serta antara kontemplasi tentang Allah dan kontemplasi 

yang melahirkan seni ketik 

Gagasan spiritualitas seni yang disajikan oleh masyarakat dapat dilihat dari dua 

sisi yaitu dari proses kelahiran dan fungsinya. Seni Islam merupakan buah dari 

spiritualitas Islam dan lahir dari penggambaran spritual, sehingga bisa menangkap 

cahaya yang maha Indah atau al-jamal. Akan tetapi, penangkapan cahaya tersebut juga 

tidak lepas dari peran Alquran dan berkah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa 

Sallam ia memberi inspirasi koma, dan bahan-bahannya. Dari sisi fungsi dan 

tujuannya, seni Islam termasuk salah satu sarana menghadirkan Allah dalam kehidupan 

titik keindahan seni dapat menggugah perasaan menyampaikan pesan secara lebih 

lugas, simpel, sopan dan terlepas dari kontroversi sehingga akan mengantar pada 

kesadaran terhadap makna Suci segala hal yang ada dan melahirkan upaya untuk 

kembali kepadanya. 
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 Dengan kajiannya terhadap seni Islam dalam perspektif sudut spiritual, Nasr 

memberi sumbangan besar di tengah-tengahnya kajian tentang seni Islam titik kerjanya 

itu meliputi banyak genre sastra,, tata ruang detik.com. Semuanya disajikan secara 

filosofis sehingga menjadi simbol yang kaya makna yang menggugah perasaan titik 

Dengan demikian bahasa seni menjadi media komunikasi yang begitu tajam dan 

menyentuh Medan refleksi yang tak tersentuh oleh bahasa rasional intelektual.  

Oleh karena itu keseluruhan pemikiran dengan paradigma dan teori yang 

digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan dalam bidang yang beragam 

menampakan posisinya di tengah belantara tren pemikiran Islam sebagai tari sebagai 

tradisionalis Nasr merupakan juru bicara terkemuka tradisionalis muslim yang banyak 

melancarkan kritik terhadap kaum modernis di samping aliran fundamentalis dan 

mesianistik tampil sebagai kelompok yang sangat menunjang tinggi tradisi yang 

didasarkan pada Islam dalam dunia ide yang universal normatif absolut dan dan 

transhistoris Itulah sebabnya mereka sulit menerima masukan kajian sejarah dan sosial 

serta tidak suka perubahan. 

 

D. Karya-karya Seyyed Hossein Nasr 

Seyyed Hossein Nasr tergolong sebagai seorang cendekiawan yang produktif. 

Dalam perjalanan hidupnya hingga sekarang, demikian banyak karya-karya ilmiah 

yang telah dihasilkan. Karya-karya yang dihasilkan baik berupa buku, artikel atau 

makalah yang telah beredar. 

Adapun karya-karya Nasr dalam bentuk buku, antara lain: 

1. Islamic Art and Spirituality 
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2. Three Sage of Islamic Philosophy 

3. The Garden of Truth  

4. Knowledge and the Sacred 

5. ISLAM; Religion, History and Civilization 

6. Islamic Life and Thought 

7. Man and Nature 

8. The Heart of Islam 

9. The Need for a Sacred Science 

10. Ideals and Realities of Islam 

11. Traditional Islam in the Modern World 

12. Science and Civilization in Islam 

13. Religion and The Order of Nature 

14. An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines 

15. A Young Muslim’s Guide to the Modern World 
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BAB III 

ESTETIKA DALAM DUNIA ISLAM 

A. Definisi dan Ruang Lingkup Estetika 

1. Definisi Estetika 

Pada umumnya manusia mempunyai perasaan keindahan. Rata-rata manusia 

yang melihat sesuatu yang indah akan terpesona. Namun pada hakikatnya tidak semua 

orang memiliki kepekaan terhadap keindahan. Keindahan tentang seni telah lama 

menarik perhatian para filosof mulai dari zaman Plato sampai zaman modern sekarang 

ini. Teori tentang keindahan muncul karena mereka menganggap bahwa seni adalah 

pengetahuan perspektif perasaan yang khusus. Keindahan juga telah memberikan 

warna tersendiri dalam sejarah peradaban manusia. 

Manusia menyukai sesuatu yang indah, baik terhadap keindahan alam maupun 

keindahan seni. Keindahan alam adalah keharmonisan yang menakjubkan dari hukum-

hukum alam yang dibukakan untuk mereka yang mempunyai kemampuan untuk 

menerimanya. Sedangkan keindahan seni adalah keindahan hasil cipta manusia 

(seniman) yang memiliki bakat untuk menciptakan sesuatu yang indah. 

Perkembangan lebih lanjut menyadarkan bahwa keindahan tidak selalu 

memiliki rumusan tertentu. Ia berkembang sesuai penerimaan masyarakat terhadap ide 

yang dimunculkan oleh pembuat karya. Karena itulah selalu dikenal dua hal dalam 

penilaian keindahan, yaitu indah, suatu karya yang memang diakui banyak pihak 

memenuhi standar keindahan dan jelek/buruk, suatu karya yang sama sekali tidak 

memenuhi standar keindahan dan oleh masyarakat banyak biasanya dinilai buruk, 

namun jika dipandang dari banyak hal ternyata memperlihatkan keindahan. Keindahan 
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seharusnya sudah dinilai begitu karya seni pertama kali dibuat. Namun rumusan 

keindahan pertama kali yang terdokumentasi adalah oleh filsuf Plato yang menentukan 

keindahan dari proporsi, keharmonisan, dan kesatuan.1 

Telah diketahui bahwa estetika meliputi beberapa hal terutama nilai-nilai dan 

seni, juga nilai-nilai erotika, suasana hati, dan lainnya yang ada hubungannya dengan 

nilai-nilai itu, seperti; yang ditulis oleh Mohammad Noor Syam, yaitu; “segala sesuatu 

yang ada dalam semesta langsung atau tidak langsung, disadari ataupu tidak disadari 

manusia, mengandung nilai-nilai tertentu. Matahari dan bintang-bintang dan hewan 

semua mempunyai nilai-nilai bagi kehidupan manusia. Demikian pula yang abstrak 

seperti cinta sesama, kejujuran, kebajikan, pengabdian keadilan dan sebagainya adalah 

perwujudan nilai-nilai di dalam dunia budaya manusia”.2 Jadi segala yang ada di dunia 

ini, maupun budaya manusia mengandung estetika/keindahan tersendiri.  

Sehubungan hal tersebut di atas, penulis menampilkan beberapa pengertian 

Estetika dari kalangan para ahli, di antaranya sebagai berikut: 

a. Menurut Herbert Read, estetika sebagai hakikat kesenian ialah kesenangan.”3 

Jadi estetika adalah menikmati keindahan, baik melalui seni ataupun ciptaan 

Tuhan, seperti keindahan alam ini. Kemudian arti dari indah atau cantik 

adalah apabila tidak membawa orang kepada hal-hal yang buruk. Jadi sesuatu 

yang dapat menjadikan keburukan, tentu saja tidak bisa dikatakan cantik atau 

indah.4 Misalnya; agama menganjurkan agar wanita memperoleh atau 

 
1 Jakob Sumardjo, Filsafat Seni, (Bandung: Penerbit ITB, 2000), h. 273 
2 Mohammad Noor Syam, Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila, (cet. 

ke-2; Surabaya: Usaha Nasional, 1984), h. 130. 
3 Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat (cet. ke-3; Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 572. 
4 Muhammad Mutawalli Sya’rawi, Anta Asal Wa Islam Yujib, diterjemahkan oleh Abu Abdillah 

Almansur, dengan judul “Anda Bertanya Islam Menjawab” (cet. ke-7; Jakarta: Gema Insani Press, 

1994), h. 167 
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mempercantik diri di hadpan suaminya, bukan kepada umum. Apabila 

kecantikannya membawa fitnah, memperlemah iman laki-laki lain, maka 

agama melarang. Demikian pula suatu karya, seperti sebuah patung hasil 

karya pemahat terkecil. Patung itu indah tapi kalau dipuja dan disembah, 

maka itu menjadi buruk, misalnya pada zaman Jahiliyah penyembahan 

patung di samping Ka’bah. 

b. Menurut Al-Ghazali, keindahan suatu benda terletak di dalam perwujudan 

dari kesempurnaan. Perwujudan tersebut dapat dikenali dan sesuai dengan 

sifat benda itu. Disamping lima panca indera, untuk mengungkapkan 

keindahan di atas Al-Ghazali juga menambahkan indra ke enam  yang 

disebutnya dengan jiwa (ruh) yang disebut juga sebagai spirit, jantung, 

pemikiran, cahaya. Kesemuanya dapat merasakan keindahan dalam dunia 

yang lebih dalam yaitu nilai-nilai spiritual, moral dan agama.5 

c. Menurut Ir. Poedjawiyatna, pengertian estetika yaitu “ada tindakan yang 

dinilai menurut indah-tidaknya. Orang mungkin indah jalannya, indah 

(merdu) nyanyiannya, indah gerak-geriknya. Penilaian ini disebut penilaian 

estetika”.6 

Dengan demikian, estetika merupakan penilaian yang indah, misalnya; bentuk 

yang menyenangkan itu merupakan keindahan. Karena itu pandangan tentang 

memahami alam ini adalah termasuk estetik, seperti menikmati pemandangan yang 

indah dan cantik, juga termasuk menikmati karya-karya seni, tatkala memandang 

sesuatu yang indah pada alam atau seni. 

 
5 Abdul Hadi WM, Hermeneutika, Estetika, dan Religiusitas; Esai-esai Sastra Sufistik dan Seni 

Rupa, h. 43 
6 Poedjawiyatna, Etika Filsafat Tingkah Laku, (cet. ke-7; Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 13. 
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Estetika merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang keindahan. Estetika 

adalah ilmu (ajaran atau falsafat) tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia 

terhadapnya.7 Estetika berasal dari kata Yunani aesthesis yang berarti "Sesuatu yang 

berkaitan dengan perasaan atau sensivitas". Hal tersebut karena memang keindahan 

erat sekali kaitannya dengan perasaan, atau dalam bahasa inggrisnya taste. Estetika 

merupakan cabang filsafat yang membahas konsep yang berkaitan dengan sublim 

(sesuatu yang agung), tragis, keindahan' cantik, ayu, asri dan lain-lain. Estetika 

berusaha mencari hakikat nilai-nilai keindahan dan keburukan dari sesuatu. 

 

2. Ruang dan Lingkup Estetika 

Adapun ruang dan lingkup pembahasan estetika antara lain hubungan antara 

keindahan dan kebudayaan, hubungan antara seni, estetika, dan filsafat seni, hubungan 

antara tiga aspek dalam seni: karya seni, seniman, dan publik seni. 

a. Hubungan Antara Keindahan dan Kebudayaan 

Keindahan dan kebudayaan mempunyai hubungan yang begitu erat. Keindahan 

tidak terlepas dari kebudayaan, karena kebudayaan merupakan penentu corak, typical, 

gaya hidup suatu kelompok masyarakat sebagai pendukung kebudayaan tersebut. 

Seperti apa yang dikemukan oleh Koentjaraningrat dalam bukunya “Pengantar Ilmu 

Antropologi” bahwa ada tujuh unsur yang terdapat dalam suatu kebudayaan yaitu 

bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, 

sistem mata pencaharian hidup, sistem religi/kepercayaan, dan kesenian.8 

 
7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia Elektronik, Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008, h. 399 
8 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (cet. IX, edisi revisi; Jakarta: Rineka Cipta, 

2009), h. 165 



58 

Di sisi lain manusia sebagai makhluk multidimensi mempunyai peran untuk 

mencipta dan mengamati suatu karya seni sesuai dengan cita rasanya. Kebudayaan 

secara hakiki mempunyai pengertian sebagai keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, 

dan nilai-nilai yang isinya berupa sistem-sistem makna atau sistem-sistem simbol. Di 

dalam suatu kebudayaan mengandung unsur-unsur seperti ilmu pengetahuan, 

kepercayaan (termasuk agama) dan nilai-nilai (etika dan estetika). Keberadaan 

kebudayan itu telah di dukung oleh manusia, maka dengan sendirinya manusia tidak 

dapat terlepas dari kebudayaan tersebut, karena budaya merupakan wujud/ ekspresi 

dari eksistensi manusia. 

b. Hubungan Antara Seni, Estetika, dan Filsafat Seni 

Seni merupakan bahasa lain dari kata keterampilan/keahlian. Dimana seni kita 

kenal sebagai suatu kegiatan budi pikiran seniman. Dengan  secara mahir seni 

diciptakan sebagai suatu karya yang akan mengekspresikan perasaan senimannya. 

Hasil ciptaan itu merupakan suatu kesatuan organis yang setiap bagian atau unsurnya 

tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan estetika memuat bahasan ilmiah yang berkaitan 

dengan karya seni, pengalaman seni, aliran seni, dan perkembangan seni.  Pada intinya 

persoalan pokok estetika meliputi empat hal, yakni (1) nilai estetika (esthetic value), 

(2) pengalaman estetis (esthetic experience), (3) perilaku pencipta/seniman, dan (4) 

seni/karya seni.9 

Filsafat seni merupakan bidang pengetahuan yang senantiasa 

mempermasalahkan seni atau keindahan dalam karya seni. Adapun pokok pembahasan 

 
9 Jakob Sumardjo, Filsafat Seni, h. 35 
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dalam filsafat seni yaitu benda seni, pencipta seni, publik seni, konteks seni, nilai-nilai 

seni, dan pengalaman seni.10 

c. Hubungan Antara Tiga Aspek Dalam Seni: Karya Seni, Seniman, dan Publik Seni 

Karya seni, seniman, dan publik seni merupakan tiga hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Karya seni terdiri dari bentuk dan isi (kesatuan organis) yang memiliki 

nilai ekspresi (dari seniman). Karya seni bisa diterima oleh penikmat atau publik seni, 

jika nilai yang terdapat pada karya seni tersebut dapat diterima dengan baik oleh 

penikmat seni. Dalam hal ini, karya seni disebut sebagai media komunikasi antara 

seniman/pencipta seni dengan si penikmat/publik seni.  Karya seni yang baik 

seharusnya dapat menyampaikan pesan yang ingin diutarakan oleh seniman sebagai 

pemilik ide/inspirasi. Namun, seorang filsuf seni yakni Benedetto Croce mengatakan 

bahwa seni pada karya seni tidak pernah ada, sebab seni itu ada dalam jiwa 

pengamatnya. Croce menegaskan bahwa apa yang disebut dengan penilaian estetis itu 

sebenarnya adalah upaya kita untuk menghasilkan kembali karya seni yang ada di 

dalam diri kita.11 

B. Sejarah Perkembangan Estetika 

1. Perkembangan Estetika di Barat 

Timbulnya pemikiran  seni dan estetika mula-mula berasal dari Yunani Kuno. 

Hal tersebut diperbincangkan oleh para filosof umum, seperti Socrates, Plato, 

Aristoteles, Plotinus, St. Agustinus (di zaman kemudian). Mereka membicarakan seni 

dalam kaitannya dengan filsafat mereka tentang apa yang disebut ‘keindahan’. 

 
10 Jakob Sumardjo, Filsafat Seni, h. 29. 
11 Mudji Sutrisno, dkk., Teks-teks Kunci Estetika (Filsafat Seni), (cet. I; Yogyakarta: 

Galangpress, 2005), h. 118. 
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Pembahasan seni masih dihubungkan dengan pembahasan tentang keindahan. Inilah 

sebabnya pengetahuan ini disebut filsafat keindahan, termasuk di dalamnya keindahan 

alam dan keindahan karya seni.12 

Estetika di dunia Barat sama tuanya dengan filsafat. Pada zaman Yunani Kuno 

sampai pada periode berikutnya filsafat keindahan menjadi bagian dari metafisika 

(yakni cabang filsafat yang membahas persoalan-persoalan tentang keberadaan dan 

seluruh realita). Banyak metode dan istilah metafisika dipergunakan dalam filsafat 

keindahan. Khususnya dalam filsafat Plato. Masalah estetika memainkan peranan yang 

sangat penting. Keindahan yang mutlak menurut Plato hanya terdapat dalam tingkatan 

ide-ide dan dunia ide yang mengatasi kenyataan. Itulah dunia ilahi yang tidak langsung 

terjangkau oleh manusia, tetapi yang paling mendekati deskripsi para filsuf adalah 

pendekatan melalui dunia ide dengan harmoni yang ideal.13 

Istilah estetika muncul pertama kali pada tahun 1750 M yang dicetuskan oleh 

Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762). Istilah ini diambil dari bahasa Yunani 

Kuno, aistheron yang berarti “kemampuan melihat lewat penginderaan”. Baumgarten 

menamakan seni termasuk pengetahuan sensoris yang berbeda dengan logika yang 

dinamakannya pengetahuan intelektual. Tujuan estetika adalah keindahan sedang 

tujuan logika adalah kebenaran. Sejak itulah istilah estetika digunakan dalam bahasan 

filsafat mengenai benda-benda seni.14 

Puncak awal perkembangan estetika sebagai salah satu bidang falsafah yang 

penting tampak pada pemikiran Immanuel Kant (1724-1784). Semenjak Kant, 

 
12 Jakob Sumardjo, Filsafat Seni, (Bandung: Penerbit ITB, 2000), h. 24 
13 Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat (cet. ke-3; Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 569 
14 Jakob Sumardjo, Filsafat Seni, h. 24-25. 
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pengetahuan tentang keindahan atau pengalaman estetika tidak dapat ditempatkan di 

bawah payung logika atau etika, namun istilah estetika tetap dipertahankan. Menurut 

Kant, estetika merupakan pengertian yang amat luas dan tidak hanya mengenai 

keindahan dan keagungan tetapi juga kesenangan secara umum. Estetika berfokus pada 

kesenangan yang dalam hal ini lebih merupakan karakteristik subjek yang mengalami 

kesenangan itu daripada karakteristik objeknya. Penilaian keindahan menurut Kant 

bersifat stabil karena esensial dan universal, yang berbeda dengan kesenangan lain 

yang bukan keindahan.15 

Dalam sejarah estetika tokoh yang paling berjasa merumuskan dan membangun 

pengertian estetika sebagai bidang filsafat adalah Hegel (1770-1831). Seorang filosof 

idealis Jerman yang pemikirannya sangat berpengaruh pada abad ke-19 dan 20. Hegel 

inilah yang terutama sekali menghubungkan estetika dengan seni, sehingga pada abad 

ke-19 estetika tidak berkembang semata-mata sebagai falsafah keindahan, tetapi 

menjelma menjadi semacam teori seni.  Menurut Hegel, seluruh alam adalah 

manifestasi dari cita mutlak (absolute idea) dan keindahan adalah pancaran cita mutlak 

melalui saluran indera, ia adalah sejenis ruh. Seni, agama, dan filsafat merupakan 

tingkat-tingkat tertinggi dari perkembangan ruh.16 

Sampai abad ke-19, pandangan seni sebagai imitasi terus dominan. Pandangan 

ini baru berubah pada abad ke-19, di mana seni dan sastra dipandang sebagai ekspresi 

seniman. Kelahiran pandangan ini mesti dihubungkan dengan romantisme, sebuah 

aliran filsafat dan perkembangan intelektual abad ke-18 menuju abad ke-19. 

Munculnya fokus estetika pada seniman ini lazim disebut sebagai  estetika romantik. 

 
15 Jakob Sumardjo, Filsafat Seni, h. 289. 
16 Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat, h. 570. 
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Romantisme ditopang oleh ajaran filsafat Fichte, Schelling, Schopenhauer, dan 

Nietzche yang mengembangkan aliran pemikiran yang aslinya bersumber pada 

pandangan  Kant mengenai “teori pengetahuan”. Kant membedakan antara dunia 

empiris dan dunia noumenal. Dunia empiris adalah dari alam ini, yang merupakan 

objek pengetahuan ilmiah. Dunia noumenal adalah dunia di balik dunia makna-makna 

yang tidak bisa di ketahui. Dunia noumenal misteri inilah yang menarik perhatian dan 

minat seniman-seniman, filsuf-filsuf, sastrawan abad ke-19. Aura pelangi agama dan 

mistisme bernaung disini. Romantisme dalam dunia seni mengubah posisi/ peran 

seniman dan karya seni sendiri. Seniman dipandang sebagai penjembatan menuju ke 

sumber-sumber hidup pengenalan dan pengetahuan yang tidak bisa di berikan oleh 

ilmu.17 

Dalam garis besarnya estetika romantik berusaha  mencapai beberapa tujuan. 

Pertama menempatkan peran seni dalam kedudukan sentral di dalam kebudayaan 

Barat. Kedua, bahwa seni ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari yaitu 

masalah emosi. Ketiga, mereka ingin menunjukkan bahwa seni lebih berperan dalam 

menggerakkan manusia daripada seni imitasi atau representasi misalnya musik.18 

 

2. Perkembangan Estetika di Dunia Islam 

Paham gerakan estetika telah menyata sebagai simbolisasi pengajaran terdalam 

dalam agama Islam. Doktrin-doktrin teologis dan religious diubah bentuknya menjadi 

metafora dan simbol-simbol estetika yang hampir ditemukan dalam setiap tradisi dan 

karakter ekspresi seni. Transformasi keindahan melodi al-Qur’an ke dalam seni suara 

 
17 Jakob Sumardjo, Filsafat Seni, h. 292. 
18 Jakob Sumardjo, Filsafat Seni, h. 293-294. 
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(tilawah, qiraah) dan musik (kasidah, sama’) serta spiritualisasi huruf-hurufnya 

kedalam seni rupa (kaligrafi, arabesque) yang mengkonsentrasikan efek 

pengucapannya pada transendensi telah diakui reeputasinya sebagai pencapaian 

estetika paling tinggi yang tidak tertandingi oleh kebudayaan manapun.  Orang yang 

pertama kali mempermodern musik Arab pada zaman permulaan Islam dengan 

mengambil unsur-unsur musik Persia dan Romawi, yaitu Sa’id Ibnu Mashaj yang 

bermukim di Mekah. 

Dalam tradisi Islam pemikiran estetika bermula pada abad ke-9 dan 10 M, 

bersamaan waktunya dengan munculnya terjemahan buku-buku filsafat Yunani. Karya 

filsuf Yunani yang paling menarik perhatian pemikir muslim untuk dibahas dan 

dikritik, sehingga kemudian melahirkan teori estetika tersendiri, ialah Poetics karangan 

Aristoteles. Sebagaimana filsuf Yunani klasik pada mulanya para pemikir muslim 

mengaitkan estetika dengan retorika, logika, psikologi dan metafisika. Puisi dan musik 

menjadi perhatian utama, sejalan dengan perkembangan sastra Arab dan kegemaran 

mereka kepada seni musik.19 

Pada zaman Bani Umayyah, perkembangan seni suara terus berjalan di daerah 

Hijas merupakan tanah yang subur bagi pertumbuhan musik, dan Madinah sebagai 

pusatnya. Kemudian pada masa Bani Abbasiyah, musik Islam telah mencapai puncak 

kegemilangannya. Pada masa itu muncullah seorang filosof Islam yang bernama al-

Kindi, disamping sebagai tabib juga sebagai sarjana berbagai ilmu pengetahuan dan 

ahli musik ternama. Ia mengarang tujuh buah karangan buku teori dan praktek  dari 

 
19 Abdul Hadi WM, Hermeneutika, Estetika, dan Religiusitas; Esai-esai Sastra Sufistik dan 

Seni Rupa, h. 35-36. 
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sekitar lebih 200 buah karangan beliau lainnya. Setelah itu timbullah pula pengarang-

pengarang teori musik lain yang sezaman dengan al-Kindi yaitu :  

a. Tsabut ibnu Qurra (Wafat tahun 901 H).  

b. Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Ragi (wafat tahun 929 M).  

c. Qusta Ibnu Luqa (wafat tahun 932). 

Setelah al-Kindi, muncul lagi salah satu filosof muslim yakni ar-Razi.20 Al-Razi 

mengatakan bahwa kesenangan adalah teori yang ia bahas lagi dalam sebuah surat 

khusus. Baginya kebahagiaan tidak lain adalah kembalinya apa yang telah tersingkir 

oleh kemudaratan, misalnya orang yang meninggalkan tempatnya yang teduh menuju 

tempat yang penuh sinar matahari dan panas , akan senang ketika kembali ke tempat 

semula yang teduh. Dengan alasan ini, kata Al Razi,  Para Filosof lama mendefenisikan 

kebahagiaan sebahagian kembali kepada alam.21 Al Razi menggambarkan 

kesenangan/kebahagiaan yang indah, dengan mengemukakan teorinya, bahwa apabila 

seseorang meninggalkan tempat yang teduh, kemudian kembali ke tempat yang panas, 

kemudian kembali lagi ke tempat yang teduh, maka di situlah dapat dinikmati 

kebahagiaan atau keindahan yang disebut dengan estetika. 

Kemudian menyusul pengarang dari Arab tentang musik Islam yaitu al-Farabi,  

seorang ahli musik yang sangat kenamaan. Karangan-kerangan beliau tentang musik 

telah disalin ke dalam berbagai bahasa Eropa. Al-Farabi yang juga seorang filosof 

muslim mengemukakan teori imajinasi sebagai jalan untuk mendapat keindahan yang 

 
20 Al Razi, Adalah abu bakar Muhammad Ibn Zakaria Ibn Yahya al-Razi Lahir di Rayy, pada 

tanggal satu Sya’ban, tahun 251 h/265 M. pada masa mudanya , ia menjadi tukang intan, menukar uang. 

M. M. Syarif History Of Muslim Philosophy, dengan judul “Para Filosof Muslim”, diterjemahkan oleh 

Ilyas Hasan (cet. ke-4; Bandung: Mizan, 1992), h.31 
21 M. M. Syarif History Of Muslim Philosophy, dengan judul “Para Filosof Muslim”, 

diterjemahkan oleh Ilyas Hasan (cet. ke-4; Bandung: Mizan, 1992), h. 49 
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sempurna. Bahkan mengatakan bahwa bila imajinasi telah terlepas dari aktivitas-

aktivitas yang dasar seperti dalam tidur, maka ia sepenuhnya di tempati oleh beberapa 

gejala psikologi. Dengan melalui daya imajinasi tercipta gambaran-gambaran mental 

yang sesuai dengan pola dunia spiritual. karena itu orang yang sedang tidur bisa 

mennyaksikan surga dan para penghuninya dan bisa merasakan kenikmatan dan 

kesenangannya.22 Setelah Al-Farabi, lahir pula seorang ahli musik Islam kenamaan 

yaitu Al-Busyyani (wafat tahun 998 M).23 

Pada tahap perkembangan berikutnya, dari abad ke- 12-17 M masalah estetika 

lebih banyak mendapat tumpuan dari para sufi dan ahli-ahli filsafat ‘ishraqiyah, atau 

para cendekiawan dan ulama yang mempunyai hubungan dengan tasawuf. Hal ini 

disebabkan karena para sufi mulai memainkan peranan menonjol dalam kehidupan 

kebudayaan. Lagi pula dalam kenyataan pengalaman mistik yang mereka peroleh mirip 

dengan pengalaman estetika yang dicapai seniman, serta memiliki kualitas puitik. Pada 

masa ini estetika tidak hanya dikaitkan dengan sastra, tetapi juga dengan musik dan 

seni rupa, termasuk arsitektur, seni lukis, dan desain.24 

Dalam kalangan sufi, seni musik adalah sesuatu yang harus ada. Imam Al-

Gazali pernah berkata “ Gairah diperoleh manusia dengan perantara seni musik.25 

Untuk itu maka al-Gazali mengarang sebuah kitab seni musik yang bernama musik dan 

gairat yang dalam bahasa Inggris di kenal dengan music  and extrasy. Selanjutnya imam 

Al-Gazali berkata bahwa “ seni musik dan nyanyi penting benar. Untuk memperoleh 

 
22 M. M. Syarif History Of Muslim Philosophy, h. 75. 
23Karya berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab atas dorongan Khalifah. MM. Syarif, History 

Of Muslim Philosophy, dengan judul “Para Filosof Muslim”, diterjemahkan oleh Ilyas Hasan (cet. ke-4; 

Bandung: Mizan, 1992), h. 5  
24 Abdul Hadi WM, Hermeneutika, Estetika, dan Religiusitas; Esai-esai Sastra Sufistik dan 

Seni Rupa, h. 36. 
25 A.Hasjmy, Sejarah Kebudayaan Islam, h. 323 
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Gairah Tuhan. Dengan musik dan nyayian lebih indah di peroleh nikmat Tuhan.26 Oleh 

karena itu kebahagiaan dan kesenangan dapat diperoleh melalui seni, sedangkan seni 

adalah bagian dari estetik. Kemudian para ahli sufi Islam mengemukakan teorinya 

tentang seni. Mereka berpendapat bahwa musik dan nyayian dapat menyembuhkan 

penyakit jiwa dan penyakit badan, dan musik bisa menjadi obat.27 

 

 

C. Estetika dan Islam 

Pada awal perkembangan Islam, masyarakat muslim terlihat konservatif  dalam 

memandang “pamali/tabu” terhadap visualisasi manusia dan binatang dalam bentuk 

patung maupun gambar. Hal tersebut terjadi dalam kasus seni rupa dan lukis karena 

munculnya persoalan khilafiah disebabkan adanya larangan (penolakan hukum) 

terhadap penciptaan citra visual atau gambar dan patung makhluk hidup, serta 

eksploitasi terhadap keindahan dan keunikan organ-organ tubuh manusia. Pelarangan 

pertama berkaitan dengan seni lukis dan patung yang telah mengada sebagai bagian 

utama kehidupan mistis masyarakat pra-Islam yang menjadikan patung dan sejenisnya 

sebagai perwujudan dewa atau tuhan yang harus disembah. Sedang yang kedua, 

memiliki kaitan yang erat dengan praktek-praktek seni Romawi (realism) yang 

kemudian menyata sebagai seni pornografis dan amoral, yang juga ditentang oleh al-

Qur’an.28 Informasi ini mengidentifikasikan bahwa terjadi pertentangan antara 

 
26 A.Hasjmy, Sejarah Kebudayaan Islam, h. 323 
27 Seyyed Hossein Nasr, Islamic Art anda Spirituality (Spiritual dan Seni Islam), terj. Sutejo, 

(Cet. III; Bandung: Mizan, 1994), h. 185-189. 
28 Hamdy Salad, Agama Seni, (Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Semesta, 2000), h. 35. 
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fenomena estetika dengan persoalan teologis sejak zaman dahulu. Sehingga banyak 

masyarakat muslim hingga sekarang masih berpaham demikian.  

Ada beberapa orang dalam dunia Islam yang menentang pandangan seperti di 

atas. Antara lain Sa’di dan Rumi yang sangat gandrung menggunakan perumpamaan 

dengan bentuk-bentuk gambar. Sa’di terinspirasi untuk menggambarkan alam sebagai 

sesuatu yang bersumber dari Tuhan, dan Rumi lebih jauh lagi yakni mempertahankan 

penggambaran tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa keagamaan dalam bentuk 

lukisan.29  

Keterperosokan seni Islam ke dalam ruang ekspresi dan kreatifitas yang tidak 

menentu merupakan sesuatu yang disebabkan oleh pemahaman para pelaku yang 

bersikap apriori terhadap kenyataan-kenyataan dari perbagai gejolak budaya yang lahir 

di sekitar Islam dan dianggap tidak mampu dalam mewadahinya. Oleh karena itu, 

diperlukan ikhtiar pencarian dan penempuhan yang lebih luas.30 

Dahulu keindahan hanya dianggap sebagai metafisika. Karena itu, pembicaraan 

terbatas dalam bidang falsafah. Jenis keindahan dahulu tertumpu pada “apa itu 

keindahan”. Keindahan sebagi sifat merupakan pengertian atau konsep yang hanya ada 

dalam tanggapan. Keindahan itu tidak ada faktanya, karena sebagai tanggapan ia hanya 

ada dalam pikiran. Yang ada faktanya ialah keindahan suatu benda, yang disebut oleh 

bahasa inggris “beautiful”. Benda indah ada, tapi keindahan saja tidak dapat 

ditunjukkan zatnya.31 

 
29 C. Israr, Sejarah Kesenian Islam, Jilid 2, (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 74-75. 
30 Hamdy Salad, Agama Seni, h. 30. 
31 Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat, Buku IV, (cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h.569. 
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Keindahan tersusun dari berbagai keselarasan dan kebaikan dari garis, warna, 

noda dan kata-kata. Adapula yang berpendapat bahwa keindahan adalah suatu 

kumpulan hubungan-hubungan yang selaras dalam suatu benda dan diantara benda itu 

ada si pengamat. Keindahan pada dasarnya adalah alamiah. Alam itu ciptaan Tuhan, 

ini berarti bahwa keindahan juga ciptaan Tuhan. Menurut al-Quran alam ini 

sepenuhnya milik Allah, karena Allah-lah yang menciptakan. Allah berfirman dalam 

surah al-Mulk 67 : 3-4: 

ِيٱ ا ترََىَٰ فِِ خَلۡقِ    لَّذ َٰتٖ طِبَاقٗاۖ مذ  لۡۡصَََ ٱ  رجِۡعِ ٱمِن تفَََٰوتُٖٖۖ فَ   لرذحۡمَٰنِٱخَلَقَ سَبۡعَ سَمََٰوَ
ثُمذ   فُطُورٖ  مِن  ترََىَٰ  إلََِكَۡ    لۡۡصَََ ٱ  رجِۡعِ ٱهَلۡ  ينَقَلبِۡ  تيَِۡۡ  وهَُوَ   لۡۡصََُ ٱكَرذ خَاسِئٗا 

 حَسِيرٞ 
Terjemahnya: 

3.  Yang Telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak 

melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. 

Maka Lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak 

seimbang? 

4.  Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali 

kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun 

dalam keadaan payah.32 

Bahkan manusia merupakan bagian alam itu sendiri, karena iapun diciptakan 

bermula dari apa yang ada di alam. Allah SWT. berfirman sebagaimana yang tersirat 

dalam Q.S al-Baqarah 2: 29. 

 
32 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2008,  
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ِيٱ  هُوَ  ا فِِ    لَّذ رۡضِ ٱخَلقََ لكَُم مذ
َ
مَاءِٓ ٱإلََِ    سۡتَوَى  ٱجََيِعٗا ثُمذ    لۡۡ َٰهُنذ سَبۡعَ    لسذ ى فسََوذ
ءٍ عَليِمٞ   ِ شََۡ

َٰتٖٖۚ وَهُوَ بكُِل   سَمََٰوَ

 

Terjemahnya: 

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia 

berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia 

Maha mengetahui segala sesuatu.33 

 

Berangkat dari kedua ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa langit dan bumi 

serta segala yang ada di dalamnya merupakan ciptaan Allah. Ini menunjukkan bahwa 

alam yang tercipta secara indah ini untuk manusia, untuk kemakmuran, kebahagiaan 

dan kesejahteraan manusia. Keindahan yang diciptakan oleh manusia melalui karya-

karyanya secara subtansial merupakan contoh keindahan alam yang 

dianugrahkanAllah kepada hamba-Nya. 

Makna yang terkandung dalam kedua ayat tersebut diatas menandakan bahwa 

keindahan itu tersusun dari berbagai keselarasan. Keindahan disini ialah suatu 

kumpulan hubungan-hubungan yang selaras dalam suatu benda. Hal ini lah yang 

menjadi sebuah misteri keindahan dalam ciptaan Tuhan.34 

Filosof  muslim antara lain al-Ghazali mengatakan sebagaimana dikutip oleh 

Rohiman Notowidagdo bahwa “kepunyaan Allah-lah keindahan, keagungan dan 

 
33 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  
34 Muhammad Asad, The Message of the Quran; Tafsir Al-quran Bagi Orang-Orang yang 

Berpikir, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017, h. 1126 
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kebesaran”.35 Dalam sebuah tulisan, Rohiman Notowidagdo menulis sebuah puisi 

berikut :  

Yang indah itu dicintai  

Yang indah secara mutlak hanyalah Dia Yang Maha Esa 

Yang tiada sekutu bagi-Nya 

Yang tunggal, tiada yang menandingi-Nya 

Tempat bergantung, tiada yang menentang-Nya 

Yang Maha Kaya, yang tiada berkeperluan 

Yang menentukan hukum, tiada yang menolak hukum-Nya 

Yang menetapkan keputusan, tiada yang dapat yang dapat menggugat-Nya 

Yang orang-orang arif, yang sempurna kearifan-Nya mengaku tidak mampu 

mengatahui-Nya 

Yang kenabian para Nabi, mengaku tidak dapat menyimpati-Nya, sebagaimana 

mestinya, katanya: 

Aku tak dapat menghinggakan pujian untuk-Mu sebagaimana engkau puji diri-

Mu sendiri.36 

 

Keindahan yang dimaksud dalam puisi Rohiman Notowidagdo di atas tidak lain 

adalah kesempurnaan Keindahan Ilahi. Karena keindahan yang sempurna dan abadi 

 
35 Rohiman Notowidagdo, Ilmu Budaya Dasar, Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis, (cet. I; 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 77. 
36 Rohiman Notowidagdo, Ilmu Budaya Dasar, Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis, h. 77. 
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hanyalah pada zat yang Maha Indah. Seluruh Asma-Nya, Firman-Nya, sifat-Nya dan 

sebagainya merupakan keindahan yang ada dan abadi. Sedangkan keindahan selain-

Nya hanya bersifat relatif dan sementara. Dengan demikian. Kepunyaan-Nyalah 

keindahan dan kesempurnaan. Sebagaimana hadits nabi sebagai berikut: 

 الْجَمَالَ... )رواه مسلم(بُّ حِ انَِّ اللهَ جَمِيْلٌ وَي  

Terjemahannya: 

“Sesungguhnya Allah itu Maha Indah, dan mencintai yang indah. (HR. 

Muslim).37 

 

Hadist di atas menjelaskan bahwa Allah Maha Indah dan menyukai orang yang 

berusaha untuk memperbaiki kesempurnaan dengan menghiasi diri dengan iman, 

bersolek dengan akhlakul karimah, berbekal dengan takwa, berdandan dengan mencari 

keluhuran dengan tawadhu’, membersihkan atau mesucikan diri dengan wudhu’, 

memperindah penampilan (pakaiannya) dengan pakaian takwa (menutup aurat), 

sehingga tampak dengan indah tanpa perintah hanya karena Allah semata. 

Keindahan yang sesungguhnya hanya milik Allah yang sifat keindahannya 

universal, tidak terikat oleh selera perorangan waktu dan tempat. Hal ini terjadi karena 

pada hakikatnya setiap orang dimanapun dan kapan pun mempunyai sikap yang sama 

dalam menghadapi sesuatu yang indah, yakni sikap yang simpatik dan sikap empati. 

Dengan demikian, keindahan identik pula kebenaran menurut Alquran dalam Q.S Al-

Araf 7 :180 dijelaskan bahwa: 

 
37 Abu al-Hussein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, vol. I, (Kairo: 

Dart al-Fakr, 1983), h. 193. 
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 ِ سۡمَاءُٓ ٱ وَلِِلذ
َ
ِينَ ٱبهَِاۖ وَذَرُواْ  دۡعُوهُ ٱفَ  لُۡۡسۡنََٰ ٱ لۡۡ ئهِِ  لَّذ سۡمَ 

َ
سَيُجۡزَوۡنَ مَا   ۦ يلُحِۡدُونَ فِِٓ أ

 كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ  
Terjemahnya: 

Hanya milik Allah asmaa-ul husna, Maka bermohonlah kepada-Nya dengan 

menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang 

menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya Nanti mereka 

akan mendapat balasan terhadap apa yang Telah mereka kerjakan.38 

Ayat tersebut menggambarkan bahwa keindahan merupakan norma-norma 

yang ditujukan kepada asmaul husna. Sementara keindahan yang diidentikan 

kebagusan dapat dilihat pada Q.S al-Taghaabun 64 : 3. Keindahan yang dikontasikan 

dengan kata baik terdapat pada surat Q.S al-Zumar 39 : 55. Ada juga yang 

dikonotasikan dengan berita indah, yang terdapat dalam Q.S Yusuf 12 : 3, berikut 

konstektual ayatnya masing-masing: 

مََٰوََٰتِ ٱ خَلَقَ  رۡضَ ٱوَ  لسذ
َ
ِ  لۡۡ حۡسَنَ صُوَرَكُمۡۖ وَإِلََۡهِ   لَۡۡق ِ ٱ ب

َ
رَكُمۡ فَأ   لمَۡصِيرُ ٱوصََوذ

Terjemahnya: 

Dia menciptakan langit dan bumi dengan haq. dia membentuk rupamu dan 

dibaguskanNya rupamu itu dan Hanya kepada Allah-lah kembali(mu).39 

ْ ٱوَ  تيَِكُمُ    تذبعُِوٓا
ۡ
ن يأَ

َ
ِن قَبۡلِ أ ب كُِم م  ِن رذ نزلَِ إلََِكُۡم م 

ُ
حۡسَنَ مَآ أ

َ
بَغۡتَةٗ    لعَۡذَابُ ٱأ

نتُمۡ لََ تشَۡعُرُونَ  
َ
 وَأ

Terjemahnya: 

 
38 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  
39 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  
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Dan ikutilah sebaik-baik apa yang Telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu 

sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak 

menyadarinya.40 

حۡسَنَ    نََنُۡ 
َ
وۡحَيۡنَآ إلََِكَۡ هََٰذَا    لۡقَصَصِ ٱنَقُصُّ عَليَۡكَ أ

َ
وَإِن كُنتَ مِن   لۡقُرۡءَانَ ٱبمَِآ أ

  لغََٰۡفِليَِۡ ٱلمَِنَ  ۦقَبۡلهِِ 

Terjemahnya: 

Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al 

Quran Ini kepadamu, dan Sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya 

adalah termasuk orang-orang yang belum Mengetahui.41 

 

Identitas seni Islam yang diisyaratkan oleh wahyu suci al-Qur’an dan telah diuji 

oleh kekuatan sejarah adalah terwujudnya kesatupaduan dua eksistensi dunia yang 

berbeda dalam sebuah ruang keindahan, yakni dunia realitas dan dunia yang tidak 

terbatas.42 Sehingga muatan seni dalam Islam memiliki kandungan seni yang lebih khas 

dan beragam dibandingkan muatan seni di luar daripada Islam. 

 

D. Estetika Dalam Perspektif Filosof Islam 

Pada uraian yang lalu disebutkan bahwa lapangan estetika adalah seni, 

keindahan, nilai-nilai, suasana hati erotika (percintaan antara laki-laki dan perempuan), 

dan lain-lain yang ada hubungannya dengan nilai-nilai tersebut. Karena itu seni 

 
40 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  
41 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  
42 Hamdy Salad, Agama Seni; Refleksi Teologis Dalam Ruang Estetik, h. 31. 
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termasuk dalam kategori estetika, sedangkan seni beraneka ragam, seperti; seni suara, 

seni musik, seni tari, sastra, seni lukis, seni arca, seni pakaian, seni pahat, seni ukir dan 

lain-lain. 

Dalam Islam, seni adalah bagian dari kebudayaan Islam. Seperti perkembangan 

seni suara pada zaman Jahiliyah, masyarakat zaman itu berbakat musik, sehingga 

kebagusan suara telah menjadi suatu keharusan bagi mereka sejak itu. Tetapi setelah 

mereka masuk Islam, bakat musik berkembang terus dengan mendapat jiwa dan 

semangat baru. Al-Qur’an sendiri memiliki bahasa yang maha indah. Dimana 

keindahan uslub al-Qur’an benar-benar membuat orang-orang Arab dan luar Arab 

kagum dan terpesona akan kehalusan bahasanya, keanehan yang menakjubkan dalam 

ekspresi, ciri-ciri khas balaghah, baik yang abstrak maupun yang kongkrit dapat 

mengkapkan rahasia keindahan dan kekudusan al-Qur’an.43 Hal inilah yang 

mendorong mereka ke arah pengembangan musiknya. 

Dalam dunia pemikiran tentang estetika, para filosof muslim juga memiliki 

banyak pemahaman. Diantaranya: 

1. Al-Razi 

Al-Razi menggambarkan kesenangan/kebahagiaan yang indah, dengan 

mengemukakan teorinya, bahwa apabila seseorang meninggalkan tempat yang teduh, 

kemudian kembali ketempat yang panas, kemudian kembali lagi ketempat yang teduh, 

maka di situlah dapat dinikmati kebahagiaan atau keindahan yang disebut dengan 

estetika.44 

 
43 H.S. Agil Husain al-Munawar, I’jas Al-Qur’an dan Metodologi Tafsir (cet. ke-1; Semarang: 

Toha Putra, 994), h. 4. 
44 M. M. Syarif History Of Muslim Philosophy, dengan judul “Para Filosof Muslim”, 

diterjemahkan oleh Ilyas Hasan (cet. ke-4; Bandung: Mizan, 1992), h. 49 
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2. Al-Farabi 

Al-Farabi yang juga seorang filosof muslim mengemukakan teori imajinasi 

sebagai jalan untuk mendapat keindahan yang sempurna. Bahkan mengatakan bahwa 

bila imajinasi telah terlepas dari aktivitas-aktivitas yang dasar seperti dalam tidur, maka 

ia sepenuhnya di tempati oleh beberapa gejala psikologi. Dengan melalui daya 

imajinasi tercipta gambaran-gambaran mental yang sesuai dengan pola dunia spiritual. 

karena itu orang yang sedang tidur bisa mennyaksikan surga dan para penghuninya dan 

bisa merasakan kenikmatan dan kesenangannya.45 

3. Al-Ghazali 

Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi adalah seorang tokoh ulama' yang 

luas ilmu pengetahuannya dan merupakan seorang pemikir besar dalam sejarah 

falsafah Islam dan dunia. Kitab Ihya Ulumuddin merupakan karyanya yang terkenal 

yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam 

semua masalah. 

Menurut Al-Ghazali, “Keindahan merupakan landasan dari seni”. Berdasarkan 

pernyataan itu, Al-Ghazali membagi keindahan menjadi beberapa tingkat yaitu, 

keindahan inderawi dan natsani (sensual) yang disebut juga keindahan lahir, keindahan 

imajinatif dan emotif, keindahan aqliyah atau rasional, keindahan ruhaniah atau irfani, 

dan yang terakhir yaitu keindahan ilahiyah atau transendental. Dua keindahan terakhir 

dari Al-Ghazali tersebut itulah yang biasanya dieksplorasi oleh para sufi dalam setiap 

karyanya. Secara teori, imajinasi puitis sebenarnya merupakan sarana prinsip para 

penyair mistikus untuk membawa pembaca ke suatu pengertian tentang wahyu 

 
45 M. M. Syarif History Of Muslim Philosophy, h. 75. 
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kenabian. Sedangkan keindahan ruhania dan irfani (mistikal) dapat dilihat dalam 

pribadi nabi. Nabi merupakan pribadi yang indah bukan semata-mata disebabkan 

kesempurnaan jasmani dan pengetahuannya tentang agama dan dunia, melainkan 

karena akhlaknya yang mulia dan tingkat makrifatnya yang tinggi.46 

 

E. Hubungan Antara Estetika dan Etika dalam Islam 

Keterkaitan antara keindahan dan etika (kebaikan dan kebenaran) merupakan 

intergritas yang memiliki hubungan yang sangat erat (identik). Sesuatu yang baik akan 

diukur dengan nilai kebenaran, sedangkan kebenaran menampakkan keindahan. 

Kebaikan dianggap benar sekaligus dirasakan sebagai hal yang indah sehingga timbul 

keinginan untuk mengulangi yang telah dirasakannya, kebenarannya dan 

keindahannya.  

Keindahan, kebaikan dan kebenaran merupakan rumpun nilai kemanusiaan, 

karena ketiganya jalin menjalin dengan eksistensi manusia bahkan menjadi karakter 

penilaian bagi manusia. Kebaikan dan kebenaran merupakan sesuatu yang termuat 

dalam pengalaman keindahan.47 Dengan demikian, setiap aktivitas manusia ialah 

“perincian yang terlaksana dan sekaligus “pelaksanaan yang terperinci”.48 

Manusia lebih mementingkan dan menekankan unsur keindahan, kebaikan dan 

kebenaran. Keindahan dan kebaikan merupakan suatu kebenaran bagi yang 

menikmatinya sekaligus suatu hal yang baik dan benar sehingga menimbulkan 

 
46 Abdul Hadi WM, Hermeneutika, Estetika, dan Religiusitas; Esai-esai Sastra Sufistik dan 

Seni Rupa, (Cet. I; Yogyakarta: Matahari, 2004), h. 43. 
47  Fx. Mudji  Sutrisno S.J. dan Crist Verhaak. S.j., Estetika, Filsafat Keindahan , (cet. I; 

Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 20 
48  Fx. Mudji  Sutrisno S.J. dan Crist Verhaak. S.j., Estetika, Filsafat Keindahan, h. 20 
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keindahan yang melahirkan rasa nikmat. Sesuatu yang nikmat merupakan suatu 

keindahan yang mewujudkan kepuasaan. 

Dalam pandangan Islam, masalah kebaikan berkaitan dengan etika, moral atau 

akhlak, kebenaran dikaitkan dengan masalah-masalah hukum Islam (syariat) dan 

keindahan dikaitkan dengan bentuk, baik berupa bentuk (wujud) sebuah karya, 

bangunan dan sebagainya. Tetapi masalah keindahan sangat berkaitan warna, model, 

rupa dan sebagainya, sehingga dalam Islam dianggapnya sebagai tiruan dari yang Maha 

Indah.  

Pada kehidupan sosial, masalah keindahan diinterprestasikan dan diarahkan 

pada kebudayaan, manusia sebagai makhluk yang berkarya senantiasa mengalami 

perkembangan kebudayaan. Kebudayaan dalam bentuknya yang hidup adalah suatu 

kesatuan yang memiliki bagian-bagian yang selain berjalin satu sama lain yang diikuti 

oleh ikatan-ikatan internal yang menjadi karakter khas kebudayaan. Dalam kebudayaan 

itu “ lahir prinsip-prinsip keindahan, kebaikan dan kebenaran”.49  

Menurut para filosof Yunani sebagimana diungkapkan oleh M. Amin Abdullah 

bahwa:  

Rupanya ide keindahan langsung dihadapkan dengan ide kebenaran yang biasa 

didominasi oleh logika dan akal fikiran. Janganlah berbicara seni sebagai 

manifestasi keindahan melainkan menundukkan ke dalam ide kebenaran di 

bawah ide keindahan.50 

 

 
49 Malik bin Nabi, syurt al-Nahdhah, diterjemahkan oleh Afif Muhammad dan H. Abd. 

Hadhiem dengan judul “ Membangun Dunia Baru Islam”, (cet. I, Bandung Mizan, 1994), h.112. 
50 Ibrahim dan Saudi Berlin, Islam dan Kesenian, (cet. I; Yogyakarta: Litbang PP 

Muhammadiyyah, 1995), h. 118.  
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Keindahan merupakan satu-satunya bentuk yang terdapat dalam dunia ini. 

Tetapi ada kalanya suatu saat yang diproses logika dan fikiran tidak berjalan,  yaitu 

saat seseorang memandang keindahan. Kebenaran adalah penting, akan tetapi 

kebenaran itu  hanya menunjukkan suatu hubungan antara apa yang dilihat dan apa 

sebenarnya. Kebaikan merupakan manifestasi dan keindahan yang mewujudkan 

ukuran keindahan. Tetapi keindahan secara objektif, maka tampak bahwa keindahan 

itu sangat berkaitan dengan kebaikan yang ditujukan pada tingkah laku. 

Jika diuraikan tentang filsafat manusia maka sasaran utamanya keindahan tidak 

lain  kecuali aktivitas atau tingkah laku manusia itu sendiri. Dalam setiap tindakan, 

apalagi dengan serentetan tindakan-tindakan yang bersangkutan, semakin didekati dan 

diwujudkan, tetapi sepanjang hidupnya tak pernah tercapai seluruhnya oleh manusia. 

Tindakan tersebut satu demi satu deretan tak terhingga dialami oleh manusia sebagai 

sesuatu yang dapat diucapkan “itu kelakuan”.51 

Perjalanan hidup yang ditempuh manusia sebagai makhluk yang dalam segala 

pengalamannya serta terlibat dalam dunianya sambil mengatasi keterlihatan itu secara 

mendalam. Sebagai seorang “aku” yang merupakan kesatuan jiwa raga, kedua unsur 

itu pun mencirikan kekhasannya, keduanya saling memerlukan dalam perjalanan 

manusia di dunia ini. 

Secara singkat dikatakan bahwa kebenaran dan kebaikan adalah dua macam 

pasangan yang bekerjasama dalam segala tindakan kegiatan manusia yang 

mengembangkan diri dan dunianya. Kebenaran dan kebaikan kedua-duanya terwujud 

pada taraf rohani dan jasmani. Sehingga dari segi kebenaran terdapat pengetahuan akal, 

budi dan pengetahuan inderawi, dan dari segi kebaikan terdapat pengarahan kehendak 

 
51 Fx. Mudji Sutrisno, SJ dan Christ Verhaak, SJ., Estetika, Filsafat Keindahan, h. 20. 
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atau kemauan. Sedangkan dari manipestasi akal budi yang dapat memberikan suatu 

pengukuran. 

Masalah kebaikan dan kebenaran dalam pandangan Sidi Gazalba “mengisi 

lapangan keindahan”,52 sedangkan masalah indah dan jelek menyangkut hal yang 

menyenangkan dan tidak menyenangkan. Senang dan menyenangkan memberi 

kenikmatan dan kepuasan yang berarti merupakan lapangan keindahan. Suatu yang 

indah pasti baik, sehingga dipastikan pada benar. Keindahan yang sesungguhnya ada 

pada Yang Maha Indah, Yang Maha Indah pasti benar. 

Rasa keindahan untuk menciptakan karya seni bukan syarat umum  bagi 

manusia, tetapi berbuat dan bertindak baik merupakan syarat umum bagi manusia. 

Syarat etika (moral) yang baik (mulia) mengenai manusia seluruhnya. Sedangkan 

syarat keindahan terbatas hanya pada lingkungan, disamping terikat oleh ukuran-

ukuran etika. Etika menuntut “ supaya yang bagus itu baik “.53 

Murtadha Muthahhari memandang bahwa :  

Islam mengecam orang yang mementingkan nilai panca indera dan mengabaikan 

nilai rohani. Orang hanya mencari nilai nikmat tanpa apakah ia baik atau buruk. 

Sehingga nilai keindahan tanpa diikat oleh ukuran etika dapat berakibat mudharat 

kepada keindahan itu sendiri.54 

  

Pandangan  Murtadha Muthahari di atas, menunjukkan bahwa dalam Islam 

antara keindahan, kebaikan dan kebenaran adalah suatu hal yang harus sejalan, searah  

 
52 Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat, Buku IV, h. 473. 
53 Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat, Buku IV, h. 569. 
54 Murthada Muthahhari, Falsafe Akhlaq, diterjemahkan oleh Faruq bin Dhiya’ dengan judul 

“Falsafah Akhlak, Kritik Atas Konsep Moralita Barat”, (cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 

127. 
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dan senantiasa terkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Sebab 

ketiganya sangat berkaitan dan bahkan merupakan rangkaian hidup manusia dalam 

mengarungi kehidupannya.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara keindahan, 

kebaikan dan kebenaran adalah hubungan yang senantiasa seiring dan sejalan yang 

tidak akan pernah dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sebab 

seseorang yang memiliki perilaku yang baik, dipandang sebagai suatu tindakan yang 

benar dan dinilai dengan rasa kekaguman oleh orang lain, sehingga menimbulkan suatu 

refleksi keindahan dalam kehidupan di dunia ini. 



81 

BAB IV 

KONSEP ESTETIKA SEYYED HOSSEIN NASR 

A. Epistemologi Estetika Nasr 

Tuhan menciptakan manusia dalam dua unsur. Unsur tersebut adalah unsur 

material dan unsur jiwa. Kedua unsur tersebut saling bertolak belakang secara sifat 

dan bentuknya. Akan tetapi apabila salah satu dari keduanya tidak ada, maka dia 

tidak dapat disebut sebagai manusia. Unsur material manusia berupa tubuh atau 

raga jasmaniah yang bersifat terbatas, terikat oleh ruang dan waktu, tidak abadi dan 

bisa rusak. Secara langsung unsur material tersebut terikat dengan hukum-hukum 

alam yang mensyaratkan untuk dipenuhi agar ia bisa hidup dan berkembang.1 

Tubuh membutuhkan makan dan minum agar bisa bertahan. Ia  juga butuh 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biologis dan bergantung pada keadaan alam 

sekitarnya sehingga butuh beradaptasi dengan lingkungannya. 

Sedangkan dalam unsur jiwa bersemayam ide-ide yang bersifat gaib dan 

tidak terlihat oleh indera. Jiwa tidak terikat oleh ruang dan waktu, atau dengan 

hukum alam yang disekitarnya. Jiwa tidak butuh makan dan minum, bereproduksi 

atau kebutuhan-kebutuhan sesaat. Jiwa bersifat abadi dan kekal selamanya. Jiwa 

berada pada alam universal yang dilingkupi kebenaran atas realitas yang 

sesungguhnya. Jiwa tidak mungkin mengalami kesalahan. Jiwa memiliki sifat yang 

pasang surut seiring dengan keadaan raganya. Di dalam jiwa bersemayam 

spiritualitas, intelektual dan akal budi.2 Dengan adanya kedua unsur tersebut 

memungkinkan manusia mengetahui kebenaran. 

 
1 Hardono Hadi,  Epistemologi: Filsafat Pengetahuan, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 

153 
2 A. Khudori Sholeh, Wacana Baru Filsafat Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 

206-207. 
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Menurut Al-Jabiri terdapat tiga (3) alat epistemologi. Adapun aalat 

epistemologi tersebut antara lain, Bayani, Burhani dan Irfani. Bayani menghasilkan 

pengetahuan lewat analogi realitas non-fisik atas realitas fisik (qiyas al-ghaib ‘ala 

al-syahid) atau furu’ kepada yang asal. Burhani menghasilkan pengetahuan dengan 

prinsip-prinsip logika atas pengetahuan yang sebelumnya yang telah diyakini 

kebenarannya. Dan Irfani menghasilkan pengetahuan melalui proses penyatuan 

ruhani pada Tuhan dengan penyatuan universal (kulliyyat).3 

Dari ketiga alat epistemologi tersebut, terlihat bahwa kaum sufi 

mendapatkan pengetahuan dengan cara irfani. Jiwa dengan intelektualnya dapat 

diketahui dan dijelaskan dengan menggunakan cara ini. Epistemologi irfani sangat 

tergantung pada kemampuan intelek seseorang dalam melakukan perenungan yaitu 

menapaki jalan-jalan spiritual menuju penyatuan kepada Al-Haq. Kenyataan 

material (jasmaniyah) merupakan sarana awal menuju kenyataan ma’nawiyyah 

yang universal sebagai tujuan akhir yang hendak dituju. Kebenaran yang universal 

adalah terminal akhir dari pengetahuan irfani ini. Disana berada pada wilayah 

esoterik persatuan nilai-nilai, yaitu wilayah Ketuhanan. 

Dasar epistemologi estetika Nasr berpijak pada dimensi sufistif. Dasar 

pengetahuan inilah yang dijadikan pijakan berkreasi oleh seorang seniman 

diharuskan atas pengetahuan yang irfani. Dengan pendakian dan perenungan 

inteleknya sampai pada tajalli Tuhan pada makhluk-Nya. Sebagai makhluk Tuhan, 

sebenarnya manusia adalah tajalli Tuhan yang paling istimewa. Sebagai sebuah 

bentuk yang istimewa, ia dilengkapi dengan intelek dan akal budi yang 

memungkinkan dapat bertemu dengan-Nya dan dapat mengungkapkannya kepada 

pihak lain dengan bahasa yang ia punyai. Manusia memiliki keistimewaan yang 

 
3 A. Khudori Sholeh, Wacana Baru Filsafat Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 

209. 
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lain berupa kemampuan komunikasi dengan bahasa atau simbol-simbol, yang ini 

sebagai bukti kesempurnaannya dibanding makhluk Tuhan lainnya. 

Dengan kemampuan mengungkapkan inilah sebenarnya karya seni dapat 

tercipta dengan baik, dapat dimengerti pesan dan makna yang terkandung 

didalamnya.  Sebuah  karya  seni  menjadi  perantara  menuju  pertemuan  dengan 

Tuhan,  dan  karya  seni  harus  juga  sebagai  bentuk tajalli  yang  dipenuhi  Nur 

Ilahiah, sehingga tidak kosong dari pesan spiritual. 

 

B. Konsepsi Estetika Dalam Pemikiran Seyyed Hossein Nasr 

Membicarakan fenomena agama dan sistem seni budaya adalah sangat 

menarik karena hubungan yang erat antara keduanya. Seni budaya di kalangan 

masyarakat primitif jelas merupakan ekspresi kepercayaan mereka. Seni tari yang 

dikembangkan dalam rangka pemujaan dewa, demikian juga seni pahat ataupun 

seni suara. Tarian dan nyanyian masyarakat primitif adalah tarian dan nyanyian 

mistik. Karya seni besar di India, yaitu kisah Ramayana dan Mahabrata jelas kisah 

epik keagamaan Hindu. Candi semula adalah seni bangun sakral untuk agama 

Trimurti di India, sedangkan ketika di Jawa beralih nama menjadi candi untuk 

dimiliki oleh kedua agama Hindu dan Budha. Seni rupa Islam pada dasarnya 

sepenuhnya berada di dalam kompleks masjid, kemudian berkembang menjadi seni 

murni yang didominasi pada karyakarya dwimatra, salah satu kaligrafi misalnya. 

Para sufi selalu menghambakan karya sastra adalah penuh dengan pengembaraan 

untuk mendekatkan kepada kholiq dan ditemui di alam rohani. Berdasarkan hal 

tersebut jelas, bahwa seni adalah merupakan ekspresi umat beragama sebagai 

sarana mengagungan Illahi. Sebagai bukti setiap agama untuk memiliki seni 

tersendiri, maka harus menempatkan nilai-nilai khusus yang berbeda dengan seni 
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di luar Islam. Dalam Islam sebagai agama yang memiliki materi ajaran yang 

integral dan komprehensif, disamping mengandung ajaran utama sebagai syari'ah, 

juga memotivasi umat Islam untuk mengembangkan seni budaya Islam, yaitu seni 

budaya yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Seni budaya memperoleh perhatian 

yang serius dalam Islam karena mempunyai peran yang sangat penting untuk 

membumikan ajaran utama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hidup umat 

manusia. Al-Qur 'an memandang seni budaya sebagai suatu proses, dan meletakkan 

seni budaya sebagai eksistensi hidup manusia. Seni budaya merupakan suatu 

totalitas kegiatan manusia yang meliputi kegiatan akal, hati dan tubuh yang 

menyatu dalam suatu perbuatan. Seni budaya tidak mungkin terlepas dari nilainilai 

kemanusiaan, namun bisa jadi lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Seni budaya Islam 

adalah hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan 

pada nilai-nilai tauhid. Hasil olah akal, budi, rasa, dan karsa yang telah terseleksi 

oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal berkembang menjadi sebuah 

peradaban.4 

Sayyid Hossein Nasr mengkategorikan bahwa dengan kemampuan 

berbahasa adalah suatu pengalaman yang mistis, sehingga hal itu sebagai scientia 

sacra atau tradisi seni suci yang memandang realitas tertinggi itu sebagai 

kemutlakan, ketakterbatasan dan kesempurnaan atau kebakaan. Keindahan yang 

selalu dihubungkan dengan rangkuman hipotesis adalah sesuatu riil sebagai refleksi 

yang mutlak. Dengan terpesona terhadap sesuatu keteraturan dan tatanan 

ketakterhinggaan dalam pengertian batin, adalah suatu misteri yang menuntut 

 
4 Bustanuddin Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 253-255. 
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kesempurnaan. Dengan kata lain, keindahan menurut Sayyid Hossein Nasr adalah 

suatu bentuk keteraturan yang tak terbatas untuk mencapai kesempurnaan Ilahi.5 

Dia banyak membicarakan epistemologi berpikir secara tradisional dalam 

Islam. Konsep intellectus di tampilkan sebagai sebuah kemampuan manusia yang 

tertinggi dalam usaha menyingkap dan mendapatkan pengetahuan suci ini. Bukti 

dari kemampuan ini adalah terciptanya seni suci dan seni tradisional oleh bangsa 

Persia sebagai pencapaian jiwa manusia tertinggi, sehingga dapat menyingkap 

realitas Keindahan Mutlak yang berada di balik dunia bentuk (form) dalam wilayah 

eksoterik. Penjelasan ini dituangkan khusus, ketika membahas tentang seni 

tradisional sebagai sumber pengetahuan dan keanggunan. Pada akhir tahun 1980-

an ia menulis buku yang berjudul Islamic Art and Spirituality pada tahun 1987 

sebagai penjelasan lebih rinci irisan-irisan dari bukunya Knowledge and Secred, 

pada tahun 1981. Karya ini mengulas keindahan dan kebesaran seni budaya Persia 

sebagai seni suci dan seni tradisional. Menurutnya seni suci adalah seni yang 

berhubungan langsung dengan praktek-praktek utama agama dan kehidupan 

spiritual seperti seni kaligrafi, seni baca AlQur' an serta seni arsitektur bernuansa 

geometris. Selebihnya seni tradisional adalah seni yang melukiskan prinsip-prinsip 

wahyu Islam dan spiritualitas Islam tetapi dengan cara yang tidak langsung. Dalam 

uraian yang mendalam, ia menjelaskan prinsip keindahan berdasarkan teori seni 

metafisis Platonian, yang memandang wujud universal dan ideal. Secara khusus hal 

ini, adalah tentang cara menghayati karya seni suci dan seni.6 

Seni bukanlah untuk kepentingan dirinya, ketika harus memaknai maka 

tidak ada istilah I'art pour I' art. Dalam pandangan Nasr, seni harus dikaji demi 

 
5 Seyyed Hossein Nasr, Pengetahuan dan Kesucian, terj. Knowledge and the Sacred oleh 

Suharsono, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 152-154 
6 Seyyed Hossein Nasr, Islamic Art and Spirituality (Spiritual dan Seni Islam), terj. Sutejo. 

Cet. III; Bandung: Mizan, 1994, h. 14-15 
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mengekspresikan sesuatu yang spiritual, mencerminkan tauhid, sehingga mampu 

menyadarkan dan menuntun untuk kembali kepada Allah. Inilah ciri khas pemikiran 

Nasr yang bersifat perennial. Seni Islam, jika berdasarkan hikmah, yakni 

pengetahuan yang diilhami oleh nilai-nilai spiritual. Seni Islam mewujudkan 

realitas-realitas yang ada dalam Pembendaharaan Ghaib atau khazain al-ghaib, 

lewat bantuan ilmu pengetahuan tentang dunia batin atau hikmah. Seni Islam adalah 

buah dari spiritualitas Islam, merupakan hasil dari pengejawantahan keesaan pada 

bidang keragaman. la merefleksikan kandungan Prinsip Keesaan Ilahi, 

kebergantungan seluruh keanekaragaman kepada Yang Esa, kesementaraan dunia 

dan kualitas-kualitas positif dari eksistensi kosmos. Sumber seni Islam harus dicari 

di dalam realitas-realitas batin (haqaiq) Al Qur'an yang merupakan realitas-realitas 

dasar kosmos dan realitas spiritual substansi nabawi yang mengalirkan Barakah 

Muhammadiyah, atau Al-Barakah Al-Muhammadiyah. Aspek- aspek batin dan 

barakah Nabi inilah yang merupakan sumber seni Islam, yang tanpa keduanya tidak 

akan muncul seni Islam. Seni Islam, menurut Nasr, setidaknya mengandung tiga 

hal: 1. Mencerminkan nilainilai religius, sehingga tidak ada yang disebut seni 

sekuler. Tidak ada dikotomi religius dan sekuler dalam Islam. Kekuatan atau unsur 

sekuler dalam masyarakat Islam selalu memiliki pengertian religius seperti halnya 

hukum Ilahi yang secara spesifik memiliki unsur-unsur religius. 2. Menjelaskan 

kualitas-kualitas spiritual yang bersifat santun akibat pengaruh nilai-nilai sufisme. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan tentang hal-hal yang lembut atau memberi 

kesan saling melengkapi formasi antara masjid sebagai tempat ibadah dengan istana 

sebagai tempat persidangan kenegaraan. Seni Islam bagi Nasr, tidak hanya 

berkaitan dengan bahan-bahan material, tetapi juga menawarkan kesaradaran 

agama, sehingga dalam membentuk pemeliharaan pola tetap dipertahankan. Dalam 

seni bangun sakral tidak akan dipermasalahkan oleh seseorang, sebagaimana 



87 

mengurangi nilai keabsahannya, misalnya ketika membangun masjid bahan 

bangunan diambil dari gereja. Hal ini mengingatkan pada arsitektur masjid Aga 

Sophia. Nasr mempertimbangan dalam sejarah seni Islam terjadi, karena berkat 

kekuatan kondisi sosio politik yang mengiringinya, dihubungkan dengan 

pandangan dunia (world view) Islam sendiri. Sumber seni Islam harus dicari 

didalam realitasrealitas batin (haqaiq) Al-Qur'an yang merupakan realitas-realitas 

dasar kosmos dan realitas spiritual substansi nabawi yang mengalirkan Barakah 

Muhammadiyah atau Albarakah Al-Muhammadiyah.7 

Aspek-aspek batin dan barakah Nabi inilah yang merupakan sumber seni 

islam, yang tanpa keduanya tidak akanmuncul seni Islam. AlQur'an memberikan 

doktrin keesaan, sedangkan Nabi memberikan manifestasi keesaan ini dalam 

keserbaragaman dan kesaksian dalam ciptaan-Nya. Barakah Muhammadiyah 

memberikan daya kreativitas yang memungkinkan seseorang menciptakan 

seniislam. Menurut Nasr, kenyataannya para maestro seni Islam senantiasa 

memperlihatkan rasa cinta dan kesetiaan yang istimewa kepada Nabi dan 

keluarganya. Seni Islam, selain itu juga berdasarkan hikmah, yakni pengetahuan 

yang diilhami oleh nilai-nilai spiritual. Seni Islam mewujudkan realitas-realitas 

yang ada dalam Pembendaharaan Ghaib' atau khazainal-ghaib lewat bantuan ilmu 

pengetahuan tentang dunia batin (hikmah). Hal ini dapat dilihat antara lain, pada 

bangunan masjid Syah di Isfahan dan arsitektur masjid lainnya yang dibangun 

dengan pola geometri-arabesk atau kaligrafi tradisional yang luar biasa. Selain itu 

pada seni musikdengan melodi-melodi musik Arab tradisional, akan memberikan 

alunan musik yang sangat menawan, yang secara mendalam pasti akan sampai pada 

sebuah kesimpulan bahwa semua itu digali dari keindahan dunia kasat mata. 

Dengan demikian, tujuan karakter intelektual dari seni Islam tidak bisa dianggap 

 
7 William C. Chittick, The Essential Seyyed Hossein Nasr, Indiana: World Wisdom, 2007, 

h. 213-214 
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sebagai hasil dari semacam rasionalisasi, melainkan dari suatu penglihatan 

intelektual akan pola-pola dasar dari dunia terestrial. Seni Islam juga tidak meniru 

bentukbentuk lahir alam, tetapi memantulkan prinsipprinsipnya, sehinggaia 

bukan empirisme, tetapi sebuah scientia sacra yang hanya bisa diraih berdasarkan 

cara-cara tertentu. Kenyataannya, dimanapun kehidupan intelektual dan spiritual 

Islam mencapai puncak. Kreativitas seni Islam juga mencapai kesempurnaan; 

sebaliknya ketika kehidupan spiritual Islam mengalami keruntuhan kualitas seni 

Islam juga mengalami kemunduran. Dengan demikian seni Islam bukan sekedar 

karena ia diciptakan oleh seorang Muslim tetapi lebih karena didasari oleh wahyu 

Ilahi. Seni Islam adalah buah dari spiritualitas Islam, merupakan hasil dari 

pengejawantahan keesaan pada bidang keragaman. la merefleksikan kandungan 

Prinsip Keesaan Illahi, kebergantungan seluruh keanekaragaman kepada Yang Esa, 

kesementaraan dunia dan kualitas-kualitas positif dari eksistensi kosmos.8 

Selebihnya menurut Nasr, seni Islam adalah secara langsung terilhami 

spiritual Islam. Dalam aspek yang teraga tetap saja terbentuk oleh karakter yang 

menyertainya, sehingga tidak sampai meninggalkan kebenaran ajaran baik yang 

terkandung dalam roh spiritual Islam. Berdasarkan uraian di atas, menguatkan 

bahwa seni Islam adalah bersumber dari aspek spiritualitas keagungan Illahi. Dalam 

hal ini Nasr mengkategorikan seni Islam menjadi tiga bagian. Pertama, seni suci, 

yaitu seni yang berhubungan langsung dengan praktik-praktik utama agama dan 

kehidupan spiritual yang berlawanan dengan seni yang profan. Kedua, seni 

tradisional, yaitu seni yang menggambarkan prinsip-prinsip agama dan spiritual 

tetapi dengan cara tidak langsung dan berlawanan dengan seni anti tradisional. 

Perbedaannya antara seni suci dengan seni tradisional dapat dilihat pada contoh 

sebuah pedang. Pedang yang dibuat abad pertengahan, baik Islam maupun Kristen, 

 
8 William C. Chittick, The Essential Seyyed Hossein Nasr, h. 203-204 
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tidak pernah digunakan secara langsung dalam acara ritual keagamaan, meskipun 

merefleksikan prinsip ajaran Islam atau Kristen. Karena itu, iamasuk kategori seni 

tradisional.9 

C. Posisi Nilai Estetika Dalam Kehidupan Masyarakat Modern 

Nilai keindahan mutlak dibutuhkan manusia, karena merupakan bagian 

hidup manusia yang tak terpisahkan, yang dapat menimbulkan new-aspiratif atau 

semangat baru. Nilai keindahan ini termasuk fenomena sosial yang lahir dari 

rangsangan cipta dalam rohani seseorang, sehingga bentuk kreativitas dari suatu 

emosi yang dalam, sebagai pemicu lahirnya rasa keindahan. 

Konsep nilai dapat mengacu kepada berbagai hal, termasuk masalah minat, 

kesukaan, pilihan tugas, kebutuhan, dan sebagainya. Yang berhubungan dengan 

perasaan dari orientasi seleksinya. Akan tetapi, segala seseuatu yang sifatnya 

merupakan manifestasi perilaku refleks atau hasil proses kimia di dalamtubuh itu 

tidak termasuk nilai. 

Rumusan nilai yang luas dapat meliputi seluruh perkembangan dan 

kemungkinan unsur-unsur nilai. Nilai dapat dikatakan sebagai sesuatu yang 

dipentingkan manusia sebagai subyek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau 

yang buruk sebagai abstrak, pandangan atau maksud dari berbagai pengalaman dan 

terimplikasi pada perilaku yang baik. Dari sudut pandang aksiologi “nilai 

merupakan reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku dan keberadaannya 

tergantung pada pengalaman”.10 Sedangkan ontologi memandang bahwa nilai 

merupakan kenyataan-kenyataan yang tidak terdapat dalam ruang dan waktu. 

Namun nilai tersebut merupakan esensi-esensi logis dan dapat diketahui melalui 

 
9 Seyyed Hossein Nasr, Pengetahuan dan Kesucian, terj. Knowledge and the Sacred oleh 

Suharsono, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 294-297 
10Louis O Kattsoff, Elements Of Philosophy, diterjemahkan oleh Soejono Soemargono 

dengan judul “ Pengantar Filsafat”. (cet IV, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), h. 335. 
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akal. Nilai merupakan pengertian jenis bagi kualitas-kualitas empiris yang bercorak 

tertentu, sehingga hanya dapat dijawab dengan jalan melakukan penyelidikan serta 

pelukisan secara empiris. Karena itu, “suatu tanggapan penilaian merupakan 

tanggapan empiris”.11  

Nilai ditentukan oleh sifat kepuasan, kepuasan keindahan ditimbulkan oleh 

nilai keindahan. Kepuasan kebenaran dihasilkan oleh nilai sains dan filsafat, 

kepuasan terhadap sesuatu yang baik pun akan menghasilkan sesuatu penilaian. 

Kehidupan ini memaksa kita untuk mengadakan pilihan, mengukur benda dari segi 

lebih baik atau lebih jelak dan untuk memberi formulasi tentang ukuran nilai. Setiap 

individu mempunyai perasan tentang nilai dan tidak pernah terdapat suatu 

masyarakat tanpa sistem nilai. 

Dalam masyarakat yang agak statis, nilai tercakup dalam adat kebiasaan dan 

tradisi. Adat dan tradisi tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua 

anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga mereka itu tidak sadar akan 

perbuatann mereka. Ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang berubah 

sedemikian cepat, nilai mungkin menjadi bahan perselisihan dan bidang konflik. 

Walaupun biasanya dapat dibedakan antara pertimbangan fakta dan pertimbangan 

nilai, namun tidak dapat dipisahkan antara keduanya secara sempurna.  

Pertimbangan nilai mungkin dapat dianggap sebagai ekspresi tentang 

perasaan atau keinginan seseorang yang bersifat subyektif.12 Pandangan ini 

didukung oleh sistem filsafat Plato dan Aristoteles yang setuju bahwa nilai itu 

subyekti. Namun pada kerangka teori umum, nilai keindahan dianggap sebagai 

salah satu jenis, seperti halnya nilai moral, ekonomi dan sebagainya karena itu 

“nilai yang berhubungan dengan segala sesuatu tercakup dalam pengertian 

 
11Titus, et. al., Living Issues In Philosophy.,diterjemahkan oleh H.M. Rasjidi dengan judul 

“Persoalan-Persoalan Filsafat”, (cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 121. 
12Titus, et. al., Living Issues In Philosophy., h. 124. 
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keindahan yang disebut dengan keindahan”.13 Hal tersebut menunjukkan bahwa 

nilai semata-mata realitas psikologis yang terdapat dalam jiwa manusia dan bukan 

pada bendanya itu sendiri. Nilai dianggap terdapat pada suatu benda sampai terbukti 

ketidak-benarannya. Nilai ada yang membedakan antara nilai subyektif dan nilai 

obyektif atau ada yang membedakan nilai perorangan dan nilai kemasyarakatan, 

tetapi penggolongan yang urgen adalah “nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik”.14 

Nilai ekstrinsik adalah “sifat baik dari suatu benda sebagai alat atas sarana 

untuk suatu hal lainnya, yakni yang bersifat sebagai alat atau membantu”,15 nilai 

intrinsik adalah “sifat baik yang bersangkutan atau sebagai suatu tujuan, ataupun 

demi kepentingan benda itu sendiri”.16 Dengan demikian, ide keindahan sebagai 

suatu sasaran keinginan yang didambakan oleh kebanyakan orang dan diusahakan 

terwujudnya sebuah nilai. 

Posisi nilai menurut The Liang Gie dalam filsafat keindahan “menempati 

kedudukan yang evaluatif yakni sebagai value atau isi dan inti dari suatu benda 

yang dapat memberikan suatu harga baik atau tidaknya suatu benda itu”.17 Jika 

ilustrasi The Liang Gie ini benar, maka niat itu termasuk rumpun nilai manusiawi, 

karena perwujudannya saling terkait dengan eksistensi manusiawi yang memiliki 

aspek kejiwaan yang dapat terangsang oleh rasa keindahan dan identik dengan 

kebaikan dan kebenaran. 

Kebenaran merupakan suatu hal yang menyenangkan karena keindahan. 

Dengan demikian, ingin ditingkatkan agar merupakan suatu kesucian sebagai 

keberhargaan yang universal dan patut dipunyai terus-menerus. Suatu yang betul-

 
13H Rahiman Notowidagdo, Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Quran dan Hadis, (cet I, 

Jakarta: Raja Grafindo, 1996, h, 73. 
14H Rahiman Notowidagdo, Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Quran dan Hadis, h, 74. 
15H Rahiman Notowidagdo, Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Quran dan Hadis, h, 74. 
16 H Rahiman Notowidagdo, Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Quran dan Hadis, h, 74 
17Titus, et, al., Living Issues In Philosophy., h. 129. 
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betul indah merupakan suatu kebenaran bagi yang dapat menikmatinya dan 

sekaligus suatu yang dapat menikmatinya serta suatu hal yang baik sehingga ingin 

dinikmati terus. Menurut gejala dan sifatnya, suatu pengetahuan individual 

merupakan pengetahuan yang walaupun diharapkan bersifat abstrak dan umum 

dapat tetap menjelma dalam tindakan kerangka mencapai suatu tujuan spesifik. 

Pemikiran keindahan ini ternyata cocok dengan pandangan The Liang Gie 

dengan mengemukakan bahwa orang yang berjiwa indah mencintai kebenaran dan 

mengejar yang baik. Maka seseorang memiliki jiwa indah (orang-orang yang 

menghargai keindahan) adalah orang yang rindu kepada kebenaran dan secara 

bersamaan mendambakan kebaikan melalui pertimbangan penilaian.18 

Ada empat jenis nilai yang saling berhubungan yakni: 

a) Kesucian dengan kebaikan 

b) Kebenaran dengan keindahan 

c) Kesucian dengan keindahan 

d) Kebenaran dengan kebaikan.19 

Interaksi antara kesucian dengan kebaikan dan antara kebenaran dengan 

keindahan merupakan hubungan sejenis. Karena sama-sama berkaitan dengan 

tindakan. Dengan demikian, nilai-nilai manusiawi sebagai suatu kebulatan 

mempunyai sebuah struktur, adapun strukturnya dapat diilustrasikan dalam bentuk 

berikut:  

  

 

 

 
18 Titus, et, al., Living Issues In Philosophy., h, 112. 
19 Titus, et, al., Living Issues In Philosophy., h, 112. 
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Kesucian  Kebenaran 

 

 

 

 

Kebaikan  Keindahan 

Hubungan komplementer tersebut di atas menunjukkan bahwa kesucian, 

kebenaran, dan kebaikan merupakan hasil dari nilai yang dilakukan oleh seseorang 

yang berjiwa indah sebagi evaluatif. Kesucian bernilai religius, kebenaran bernilai 

intelektual, kebaikan menjadi nilai etis, dan keindahan menjadi nilai estetis.20 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa posisi nilai berada dalam keindahan 

itu sendiri. Sehingga nilai berada pada takaran penentu tentang baik buruknya 

sesuatu, suci tidaknya sesuatu dan indah tidaknya sesuatu barang atau sesuatu hal. 

 

 
20Titus, et, al., Living Issues In Philosophy., h, 14. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bertitik tolak dari uraian dan pembahasan terdahulu maka berikut ini penulis 

mengemukakan suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam Islam keindahan hanya milik Allah walaupun sifat keindahan itu universal, 

tidak terikat oleh selera perorangan waktu dan tempat. Hal ini terjadi karena pada 

hakikatnya setiap orang dimanapun dan kapan pun mempunyai sikap yang sama 

dalam menghadapi sesuatu yang indah, yakni sikap yang simpatik dan sikap 

empati. Identitas seni Islam diisyaratkan oleh wahyu suci al-Qur’an dan telah diuji 

oleh kekuatan sejarah adalah terwujudnya kesatupaduan dua eksistensi dunia yang 

berbeda dalam sebuah ruang keindahan, yakni dunia realitas dan dunia yang tidak 

terbatas. Sehingga muatan seni dalam Islam memiliki kandungan seni yang lebih 

khas dan beragam dibandingkan muatan seni di luar daripada Islam. 

2. Sayyid Hossein Nasr mengkategorikan bahwa dengan kemampuan berbahasa 

adalah suatu pengalaman yang mistis, sehingga hal itu sebagai scientia sacra atau 

tradisi seni suci yang memandang realitas tertinggi itu sebagai kemutlakan, 

ketakterbatasan dan kesempurnaan atau kebakaan. Keindahan yang selalu 

dihubungkan dengan rangkuman hipotesis adalah sesuatu riil sebagai refleksi yang 

mutlak. Dengan terpesona terhadap sesuatu keteraturan dan tatanan 

ketakterhinggaan dalam pengertian batin, adalah suatu misteri yang menuntut 
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kesempurnaan. Dengan kata lain, keindahan menurut Sayyid Hossein Nasr adalah 

suatu bentuk keteraturan yang tak terbatas untuk mencapai kesempurnaan Ilahi.. 

3. Walaupun perkembangan seni abstrak yang mendorong pelukis muslim 

menemukan kembali nilai warisan budaya Islamnya, tidak berarti mereka hanya 

melanjutkan perkembangan yang terjadi di Barat. Sebab walaupun seni abstrak di 

barat berkembang sebagai hasil pengaruh pemikiran spiritualisme dan mistisisme, 

namun secara cultural gerakan seni ini agak janggal di tengah kebudayaan yang 

menonjolkan materialisme. Di dalam kebudayaan Islam berbeda. Justru dengan 

pengutamaan kembali spiritualitas dan religuistas dalam penciptaan seni, maka 

seniman muslim akan makin akrab dengan ajaran agama dan tradisi kerohanian 

masyarakatnya. Masalahnya dewasa ini kita pun ikut hanyut dalam kebudayaan 

material dan pandangan kita senang terhadap seni, sebagaimana tentang 

kebudayaan dan ilmu, belum dapat membebaskan diri dari pandangan yang 

berkembang di Barat. Tetapi apapun kesimpulannya, estetika Islam justru semakin 

relevan pada masa sekarang. 

 

B. Implikasi 

Penelitian ini berimplikasi terhadap pemahaman dan tafsiran masyarakat terkait 

estetika/keindahan dalam Islam. Penulis menemukan bahwa estetika dalam Islam 

sering dianggap sebelah mata, bahkan dianggap tidak ada. Padahal dalam sejarah, 

Islam memiliki estetika tersendiri dan ciri khas yang berbeda dengan pemahaman 
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estetika lainnya. Estetika juga mempunyai peranan penting dalam menunjukkan 

identitas agama Islam. 

Pada masa sekarang ini perlu kiranya diadakan penelitian yang lebih mendalam 

mengenai estetika dalam Islam. Hal tersebut bertujuan demi menjawab segala 

tantangan dari luar Islam terkait estetika dalam pandangan Islam. 
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