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PEDOMAN  TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini 

mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama R.I., dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, Nomor: 543/b/U/1987. 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j je ج

 h}a ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س



 
 

x 
 

 syin sy es dan ye ش

 sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 t}a ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 za ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah , apostrof ء

 ya y ye ي

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

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

tanda (‘). 
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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: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ
 
 fatḥah a a ا

 Kasrah i i اَِ

َ
 
 ḍammah u u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harakat dan huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

ىَْ َـ  fatḥah dan yā’ ai a dan i 

وَْ َـ  fatḥah dan wau au a dan u 

Contoh: 

يْفَ 
َ
 kaifa : ك

وْلَ 
َ
 haula : ه
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

...َََىََ|  ...َََ  
fatḥah dan alif atau yā’ a> a dan garis di 

atas 

ى ِـ  
Kasrah dan yā’ i > i dan garis di 

atas 

ــو ُـ    ḍammah dan wau u > u dan garis di atas 

Contoh: 

 
َ
 māta : مَات

 rāma : رَإمَ 

 qīla : قِيْلَ 

 
ُ
 yamūtu : يَمُوْت

4. Ta marbutah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat 

harakat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

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

maka tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh: 

الِ 
َ
ف
ْ
ط
َ
 إلْ

ُ
ة
َ
 rauḍal al-aṭfāl : رَوْض

 
ُ
ة
َ
اضِل

َ
ف
ْ
ل
َ
 إ
ُ
ة
َ
مَدِيْن

ْ
ل
َ
 al-madīnah al-fāḍilah : إ

 
ُ
حِمَة

ْ
ل
َ
 al-ḥikmah :   إ
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  dalam transliterasinya ini dilambangkan ,( َّـ 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

ا 
َ
ن  rabbanā : رَبَّ

ا 
َ
يْن جَّ

َ
 najjainā : ن

حَق   
ْ
ل
َ
 al-ḥaqq : إ

مَ   عِّ
ُ
 nu’ima : ن

و   
ُ
 aduwwun‘ : عَد

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

kasrah (َّى ِـ  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــ

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلَِى  

ى    Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب ِ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‘rifah)  إل

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

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسُ  
َّ
لش
َ
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : إ

  
ُ
ة
َ
زَل
ْ
ل لزَّ
َ
 al-zalzalah (az-zalzalah) : إ

  
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ـل
َ
ـف
ْ
ل
َ
 al-falsafah : إ

  
ُ
د
َ
ــبِــلَ

ْ
ل
َ
 al-bilādu : إ
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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’murūna : تأمُرُوْن

وْءُ 
ّ
 ’al-nau :   إلن

ء   ْ ي
َ

 syai’un :   شْ

 
ُ
مِرْت

ُ
 umirtu : أ

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 sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi. Misalnya kata Alquran (dari 

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

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secara utuh.  

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh:  

  billāh  بِاللِ   d n̅ullāh دِيْنُ اللهِ 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, di transliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ْ رَحْمَةِ اللهِ     ي ِ
مْ فن

ُ
 hum f  ̅raḥmatillāh =  ه

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 dari (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 mā Muhammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi alladzi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fīh al-Qur’ān 

 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
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 Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi 

 

B. Daftar Singkatan  

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. =  subḥānahū wa ta‘ālā 

saw. =  ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H =  Hijriah 

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 Āli ‘Imrān/3: 4 

       HR                   =  Hadis Riwayat 

 

 

 

 

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)  

 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 
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ABSTRAK 

Nama : Hasnah 
NIM : 80100222110 
Judul  : Estetika dan Spiritualitas  dalam Sastra Kontemporer al-Qandi>l 

al-S{aghi>r’ Karya Ghassan Kanafani Analisis Pendekatan Sayyed 
Hossein Nasr 

 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui estetika dan spiritualitas 

dalam kisah al-Qandi>l al-S{agi>r'  karya Ghassan Kanafani dengan pendekatan 
Sayyed Hossein Nasr dengan membahas tiga masalah, yaitu: 1) bagaimana 
bentuk estetika dalam kisah al-Qand>il al-S{agi>r Karya Ghassan Kanafani? 2) 
bagaimana bentuk spiritualitas dalam kisah al-Qand>il al-S{agi>r Karya Ghassan 
Kanafani? 3) bagaimana relasi nilai estetika dan spiritualitas dalam al-Qand>il 
al-S{agi>r Karya Ghassan Kanafani?  

 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan 
pendekatan Sayyed Hossein Nasr sehingga teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu dengan membaca dan menandai kata yang berkaitan dengan 
estetika dan spiritualitas serta beberapa literartur yang bersumber dari 
bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasi dalam bentuk buku cetak 
ataupun karya tulis ilmiah di media internet yang terkait dengan data 
penelitian yang relevan kemudian menganalisis dan menyimpulkannya.  

  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kisah al-Qandi>l al-S{agi>r karya 

Ghassan Kanafani terdapat lima bentuk estetika yaitu: keterhubungan 
dengan realitas metafisik, pengalaman spiritual, refleksi alam semesta, 
pengalaman keindahan dan transendensi diri. Dalam kisah terdapat tujuh 
kutipan cerita yang menggambarkan estetika. Selain itu, bentuk spiritualitas 
dalam kisah tersebut mencakup: kesadaran akan realitas metafisik, 
pencarian makna dan kebenaran, penghormatan terhadap alam semesta, 
kesadaran akan keterbatasan manusia, pemahaman tentang tujuan hidup, 
keselarasan dengan kehendak Ilahi serta pengalaman mistis dan 
Kontemplasi. Terdapat sepuluh kutipan cerita yang menggambarkan 
spiritualitas. Kisah al-Qandi>l al-S{agi>r ini menunjukkan adanya estetika dan 
spiritualitas melalui keindahan bahasa, narasi yang kuat, dan gambaran 
visual yang mendalam dapat merasakan kehadiran spiritualitas yang 
tersembunyi dalam cerita tersebut. 

 
Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

pemahaman dalam sastra kontemporer dengan pendekatan Sayyed Hossein 
Nasr khususnya pada bidang studi sastra dan menjadi referensi yang 
bermanfaat bagi masyarakat untuk memahami estetika dan spiritualitas 
sebagai pemicu motivasi bagi para pencinta sastra, terutama dari kalangan 
akademisi, agar lebih aktif dalam melakukan penelitian dengan fokus yang 
serupa. 
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َالملخص

َحسنة : ؤسم إلباحثة

08088000008َ : رقم إلتسجيل

َالأدبَالمعاصَ : عنوإن إلرسالة ي
 
ََالجمالياتَوالروحانياتَف ََالقديلَالصغي  ي

 
كَنفان لغسان

َنصر  تحليلاَلنهجَالسيدَحسي  

َ

ي قصة "إلقندييهدف هذإ إلبحث ؤلى 
ن
" لغسان   لمعرفة إلجماليات وإلروحانية ف إلصغي 

 : ن نصر بتناول ثلاث مشكلات، وهي ي مع إلاستعانة بنهج إلسيد حسي 
( ما إلْشكال 1كنفابن

ي قصة "إلقندي
ن
؟  لإلجمالية ف ي

" لغسان كنفابن ي قصة 2إلصغي 
ن
( ما هي إلْشكال إلروحانية ف

؟  ل"إلقندي ي
" لغسان كنفابن ي قصة "إلقندي( ما إل3إلصغي 

ن
ن إلقيم إلجمالية وإلروحانية ف  لعلاقة بي 

؟ ي
" لغسان كنفابن  إلصغي 

هذإ إلبحث نوعا من أنوإع إلبحوث إلمكتبية، وإلمنهج إلمتبع فيه هو إلمنهج  يمثل

ن نصر بحيث تكون تقنية جمع إلبيانات  ي إلمعتمد علَ منهج سيد حسي 
إلنوعي إلوصفن

ها مما يتعلق بالجماليات وإلروحانية وكذلك بعض إلمستخدمة تشمل قرإءة إلكلمات  ن وتميي 

إلمؤلفات إلمستمدة من موإد مكتوبة تم نشْها علَ شكل كتب مطبوعة أو أورإق علمية علَ 

نت تتعلق بالبيانات إلبحثية ذإت إلصلة ثم تحليلها وإختتامها.   وسائل إلإعلام عي  إلإنير

"  لأظهرت نتائج إلبحث أن قصة "إلقندي ي لها خمسة أشكال إلصغي 
لغسان كنفابن

، وإلتجربة إلروحية، وإنعكاس إلكون، وتجربة  ي
يفر ن : إرتباطاتها بالوإقع إلميتافي  جمالية، وهي

، وأن فيها سبعة إقتباسات قصصية تصف إلجماليات. بالإضافة ؤلى ذلك،  ي
إلجمال، وإلسمو إلذإبر

ن  : إلوعي بالوإقع إلميتافي  ي إلقصة هي
ن
ي ، وإلبحث عن إلمعنن وإلحقيقة، أن إلْشكال إلروحانية ف

يفر

إم إلكون، وإلوعي بالقيود إلبشْية، وفهم إلغرض من إلحياة، وإلتوإفق مع إلإرإدة إلإلهية  وإحير

هناك عشْة إقتباسات قصصية تصف إلروحانيات. وأنها وأن  وكذلك إلتجارب إلصوفية وإلتأمل. 

لروإيات إلقوية وإلصور إلمرئية تظهر وجود إلجماليات وإلروحانية من خلال جمال إللغة وإ

ي يمكن إلشعور بها عن إلقيم إلروحانية إلمخبأة فيها. 
 إلعميقة إلنر

وإلمستفاد من هذإ إلبحث هو أنه يكسبنا مساهمة مفهومية للأدب إلمعاصر بنهج إلسيد 

ي مجال إلدرإسات إلْدبية، وأنه يصبح مرجعا مفيدإ للجمهور لفهم 
ن
ن نصر، وخاصة ف حسي 

، ليكونوإ أكير إلجماليات  ن ي إلْدب، وخاصة من قبل إلْكاديميي  ي لمحن 
ن وإلروحانية كمحفز تحفي 

ن إلمماثل.  كي 
ي ؤجرإء إلبحوث ذإت إلير

ن
 نشاطا ف
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ABSTRACT 

Name    : Hasnah 
Registration Number : 80100222110 
Title      : Aesthetics and Spirituality in Contemporary 

  Literature of al-Qandi>l al-S{agi>r’ by   
  Ghassan Kanafani: An Analysis Using Sayyed  
  Hossein Nasr's Approach. 

 
 

This research aims to identify the aesthetics and spirituality in the 
story al-Qandi>l al-S{agi>r'  by Ghassan Kanafani using Sayyed Hossein Nasr's 
approach by addressing three issues: 1) What is the form of aesthetics in the 
story al-Qandi>l al-S{agi>r'  by Ghassan Kanafani? 2) What is the form of 
spirituality in the story al-Qandi>l al-S{agi>r' by Ghassan Kanafani? 3) How are 
the aesthetic and spiritual values related in al-Qandi>l al-S{agi>r'  by Ghassan 
Kanafani? 

 
This research is a library research study. The method used was a 

descriptive qualitative research method with Sayyed Hossein Nasr's 
approach. The data collection technique involved reading and marking words 
related to aesthetics and spirituality, as well as reviewing literature from 
written materials published in printed books or scholarly works available on 
the internet that were relevant to the research data, , followed by analysis 
and conclusion. 

  
The results of this research showed that the story al-Qandi>l al-S{agi>r by 

Ghassan Kanafani contained five forms of aesthetics: connection with 
metaphysical reality, spiritual experience, reflection of the universe, 
experience of beauty, and self-transcendence. The story included seven 
quotes that illustrate these aesthetics. Additionally, the forms of spirituality 
in the story included awareness of metaphysical reality, the search for 
meaning and truth, reverence for the universe, awareness of human 
limitations, understanding of life's purpose, alignment with the Divine will, 
and experiences of mysticism and contemplation. There were ten quotes in 
the story that illustrate spirituality. The story al-Qandi>l al-S{agi>r demonstrated 
aesthetics and spirituality through the beauty of the language, strong 
narrative, and deep visual imagery, allowing readers to feel the presence of 
hidden spirituality within the story. 

 
The implications of this research can contribute to the understanding 

of contemporary literature through Sayyed Hossein Nasr's approach, 
particularly in the field of literary studies. It can serve as a valuable reference 
for the public to understand aesthetics and spirituality as sources of 
motivation for literature enthusiasts, especially academics, encouraging them 
to engage more actively in research with similar focuses. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Karya sastra adalah sebuah hasil ciptaan manusia yang 

menggambarkan kehidupan (baik nyata maupu tidak nyata). Karya sastra itu 

juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan pemikiran dan 

perasaan manusia dengan melalui karangan yang memiliki seni dan dapat 

dijadikan petunjuk atau pembelajaran bagi yang membaca hasil karya sastra 

tersebut. Seiring berkembang dan bertumbuhnya sastra yang didasari oleh 

manusia itu sendiri serta zaman yang dapat mendorong dan mempengaruhi 

pemikiran manusia untuk mengembangkan sastra baik dari karya sastra 

lama dan karya sastra modern.1 

Secara sederhana kata sastra mengacu pada dua pengertian yaitu 

sebagai karya sastra dan sebagai sastra. Ketika digunakan dalam karangka 

karya sastra, sastra merupakan karya seni yang diciptakan pengarang atau 

pun kelompok masyarakat tertentu bermediakan bahasa. Sebagai karya seni 

yang bermediakan bahasa, karya sastra dipandang sebagai karya imajinatif.2 

Sastra merupakan hasil dari imajinasi seseorang yang diungkapkan melalui 

karya-karya seperti puisi, prosa, atau drama, dengan menggunakan bahasa 

yang indah sebagai sarana ekspresi. Sebagaimana yang dijelaskan Esten 

                                                             
1Dani Hermawan dan Shandi, “Pemanfaatan Hasil Analisis Novel Seruni Karya Almas 

Sufeeya Sebagai Bahan Ajar Sastra Di Sma,” METAMORFOSIS | Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia 
dan Pengajarannya, 12.1 (2019), h.12. 

2Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik & Modern, (Cet. II; PT Rajagrafindo 
Persada:Jakarta, 2012), h.3. 
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sastra atau kesusastraan dapat didefinisikan sebagai ekspresi dari fakta 

artistik dan imajinasi, menjadi suatu bentuk manifestasi kehidupan manusia 

dan masyarakat melalui penggunaan bahasa sebagai media. Terlebih lagi 

kesusastraan yang memiliki dampak positif terhadap kehidupan manusia.3 

Karya sastra secara garis besar, dibedakan atas dua genre yaitu puisi 

dan prosa. Prosa bisa dibedakan atas prosa tertulis dan prosa tak tertulis. 

Prosa tertulis meliputi prosa naratif dan prosa non naratif. Prosa naratif 

meliputi biografi, kisah, cerpen, dan novel. Adapun prosa non naratif bisa 

dibedakan atas prosa subyektif (argumentasi/persuasi) dan prosa subyektif 

(deskriptif/eksposisi). Prosa tak tertulis meliputi pidato, ceramah (baik 

ceramah audiovisual maupun ceramah auditorial dan drama). Drama sendiri 

dibedakan atas drama komedi dan non komedi.4 

Cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah 

atau cerita mengenai manusia beserta seluk beluknya lewat tulisan pendek 

dan singkat. Adapun pengertian cerpen yang lain yaitu sebuah karangan fiktif 

yang mengenai kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas dan 

singkat yang berfokus pada suatu tokoh saja.5 Didalam cerpen biasanya 

                                                             

3Mursal Esten, Kesusastraan: Pengantar Teori dan Sejarah (Bandung: PT Angkasa, 
1978), h. 9. 

4Hardiyanti Zainuddin, “Konflik Batin Tokoh Utama Qays Dalam Roman Layla 
Majnun Dan Datu Meseng Dalam Roman Datu Museng Dan Maipa Deapati (Analisis Sastra 
Banding)” Tesis (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 1. 

5Eny Tarsinih, “Kajian Terhadap Nilai-nilai Sosial Dalam Kumpulan Cerpen ‘Rumah 
Malam di Mata Ibu’ Karya Alex R. Nainggolan Sebagai Alternatif Bahan Ajar,” BAHTERA 
INDONESIA: Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia, 3.2 (2018), h.72. 
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terdapat suatu keindahan dari bahasanya atau yang biasa dinamakan dengan 

estetika. 

Estetika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan hal-hal yang 

bersifat indah atau memiliki keindahan. Dalam ranah estetika, terbentuk 

berbagai teori mengenai seni atau aspek seni yang berasal dari berbagai hasil 

budaya manusia. Estetika, sebagai cabang filsafat, menitik beratkan 

perhatiannya pada sifat keindahan, seni, rasa, selera, kreasi, dan apresiasi 

terhadap keindahan. Secara lebih rinci, estetika dapat didefinisikan sebagai 

studi tentang nilai-nilai sentimentalitas atau cita rasa. Dalam konteks yang 

lebih luas, estetika juga diartikan sebagai refleksi kritis terhadap seni, 

budaya, dan alam. Hubungannya dengan aksiologi sebagai cabang filsafat 

serta asosiasinya dengan filsafat seni membuat estetika menjadi bidang 

pengetahuan yang berkaitan erat dengan nilai-nilai, prinsip, dan filsafat 

secara umum.6 

Terdapat dua aliran utama dalam mendefinisikan estetika sebagai 

entitas utama dalam kajian estetika. Pertama, keindahan yang bersifat 

objektif. Menurut Jalaluddin Rumi (1207-1273) keindahan dianggap sebagai 

manifestasi  dari cinta terhadap Tuhan, baik sebagai keindahan yang sejati 

maupun sebagai keindahan imitasi.7 Kedua, menurut Thomas Aquinas (1224-

                                                             

6Nurani Soyomukti, Pengantar Filsafat Umum, Cet I (Depok: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 
237-238. 

7William C. Chittick, Jalan Cinta Sang Sufi Ajaran Spiritual Rumi, Terj. Sadat Ismael, 
(Yogyakarta: Qalam, 2000), h. 246. 
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1274) estetika adalah realitas indah pada obyek yang kemudian memberikan 

perasaan enak dan senang bagi subjek.  

Estetika dalam Islam merujuk pada al-Qur’an sebagai pedoman hidup. 

Dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang membahas tentang estetika 

diantaranya Surah Al-A’raf 7:31 

                         

            

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.8 

Ayat ini dijelaskan pentingnya 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 ini menunjukkan segala sesuatu yang indah, baik dalam 

arti fisik maupun moral.9 

Adapun kajian di bidang estetika dalam Islam seperti yang diutarakan 

oleh Sayyed Hossein Nasr memiliki tiga elemen utama. Pertama, seni Islam 

harus sepenuhnya menghindari hal-hal duniawi dan menjadi pagar ekspresi 

untuk menahan seni pagan. Kedua, seni Islam harus diekstraksi dari elemen-

elemen estetika yang menghidupkan makna tauhid, sehingga selalu 

mengingatkan akan keagungan Tuhan. Ketiga, seni Islam harus benar-benar 

                                                             

8Al-Qur’an Kemenag, 2019. 

9Muhammad Asad, The Message of the Qur’an: Tafsir Al-Qur’an Bagi Orang-orang 
yang Berfikir (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017), h. 254. 
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bijaksana, karena terinspirasi oleh nilai-nilai spiritual. Terkait dengan 

estetika, seni Islam harus memberikan keindahan yang mencerminkan 

aspek-aspek penilaian positif.10 Nasr sangat memperhatikan dimensi 

spiritual dalam membangun filosofi estetika Islamnya dan menolak 

modernisme. Para filosof Islamic Aristotelian (Al-Farabi). Ibnu Sina dan Ibnu 

Rusdi lebih berorientasi pada upaya untuk mendamaikan filsafat, agama dan 

belum sampai pada pembahasan lebih jauh tentang estetika.11 Tidak hanya 

itu yang dibahas dalam cerita karya sastra terdapat juga nilai spiritualitas 

yang diangkat para penulis. 

Salah satunya di dalam ayat al-Qur’an yang menggambarkan 

spiritualitas adalah surah Al-Asr 103:1-3 yang menekankan kebermaknaan 

waktu dan kehidupan. 

  (1 )      (2 )        

               (3) 

Terjemahnya: 

Demi masa. Sesungguhnya, manusia berada dalam kerugian, kecuali 
orang-orang yang beriman dan beramal sholeh, dan saling 
menasehati untuk kesabaran.12 

Ayat di atas secara singkat menyiratkan pesan tentang pentingnya 

iman, amal shaleh, kebenaran, dan kesabaran dalam kehidupan manusia. 

Pesan tersebut menekankan pentingnya waktu dan penggunaannya dengan 

                                                             

10Iswahyudi, “Estetika Dalam Seni Islam Menurut Sayyed Hossein Nasr,” Jurnal 
BudayaNusantara,3.1(2019), h.32–45. 

11Amin Abdullah, Dinamika Islam Kultural, Pemetaan atas Wacana Keislaman 
Kontenporer (Bandung: Mizan, 2000), h.219. 

12Al-Qur’an Kemenag. 
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baik untuk kebaikan adalah inti dari spiritualitas dalam Islam. Ayat ini 

mengajarkan bahwa dengan memiliki iman yang kuat, melakukan amal 

shaleh, berusaha memperjuangkan kebenaran dan menjaga kesabaran dalam 

menghadapi cobaan, manusia dapat mencapai keberkahan dan kesuksesan 

sejati dalam hidupnya serta mendapatkan kebahagiaan yang sejalan dengan 

prinsip-prinsip Ilahiah.13 

Menurut beberapa psikologi, spiritualitas memiliki makna yang 

melampaui konsep agama. Kata "spirit" berasal dari sumber tingkah laku dan 

terkait dengan faktor kepribadian, merupakan energi baik secara fisik 

maupun psikologis. Secara terminologis, spiritualitas berasal dari "spirit", 

yang memiliki dua makna inti dalam literatur agama. Pertama, spirit merujuk 

pada karakter dan inti dari jiwa manusia, yang saling berkaitan dan menjadi 

dasar utama dari keyakinan spiritual. Kedua, istilah tersebut mengacu pada 

gagasan bahwa semua spirit yang saling berkaitan merupakan bagian dari 

kesatuan kesadaran yang lebih besar.14 

Spiritualitas dapat diartikan sebagai segala perbuatan manusia yang 

ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang jika bukan karena Tuhan, 

perbuatan tersebut tidak akan dilakukan. Dalam pengertian ini, spiritualitas 

mencakup segala tindakan yang secara sadar manusia tujukan kepada Yang 

Maha Esa. Selain itu, spiritualitas juga bisa dipahami sebagai tahap puncak 

dalam perjalanan manusia untuk menemukan ketenangan dan kebenaran 

                                                             

13 Hamka, Tafsir Al-Azhar, Cet I (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 655–58. 

14Endin Nasrudin dan Ujam Jaenudin, Psikologi Agama Dan Spiritualitas (Lagood’s 
Publishing, 2021), h. 27. 



   7 

 

 
 

sejati dari Yang Maha Benar, yang dalam istilah tasawuf sering disebut 

sebagai Ma’rifat..15 Sayyed Hossein Nasr memiliki pandangan yang berbeda 

dalam memandang seni Islam. Menurutnya, seni Islam hadir karena adanya 

spiritualitas Islam dan merupakan manifestasi keesaan Allah swt dalam 

dimensi keagamaan. Nasr berpendapat bahwa seni Islam mencerminkan 

prinsip-prinsip keesaan Allah swt yang diwujudkan dalam realitas yang 

dapat dipahami oleh akal manusia.16 

Seperti karya sastra kontemporer yang terdapat dalam al-Qandi>l al-

S{agi>r', yang mengeksplorasi estetika dan spiritualitas dalam konteks seni 

Islam sangat penting untuk diperkenalkan kepada anak-anak. Hal ini 

dikarenakan seni Islam memiliki beragam manfaat yang berkontribusi pada 

perkembangan anak, termasuk pengembangan kemampuan motorik, 

dorongan kreativitas, pembelajaran fokus, peningkatan rasa percaya diri, 

serta pembentukan sikap sopan dan santun yang memahami peraturan.  

Pentingnya diperkenalkan estetika dan spiritualitas dalam kisah al-

Qandi>l al-S{agi>r', terhadap anak-anak dapat membantu anak-anak untuk 

mengembangkan imajinasi mereka dalam memperluas pandangan tentang 

dunia. Ini dapat merangsang kreativitas mereka dalam membantu 

mengembangkan rasa estetika yang baik pengenal spiritual seperti kesetiaan, 

keberanian dan keadilan dapat menjadi pembelajaran yang berharga bagi 

                                                             

15Mahmudi, Jauharie Maulidie, dan Moh. Rolis, “PESAN SPIRITUAL DALAM 
GERAKAN SENI HADRAH Stu di pada Jami ’ atul Hadrah Assiquy Lihay di Kolpo Batang-
Batang Sumenep,” Spiritualiatas: Jurnal pemikiran Islam dan Tasawuf, 9.1 (2023), h. 155. 

16Farkhan Fuady, “Nilai Etika dalam Seni Islam : Studi Pemikiran Seyyed Hossein 
Nasr, Jurnal Peradaban,” 2.2 (2022), h.33. 
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mereka. Kisah ini dapat membantu mereka untuk merasakan empati 

terhadap karakter cerita dan memahami perasaan dan pengalaman orang 

lain dan dapat memperkuat keterhubungan sosial dan emosional anak 

tersebut. Dengan cara memperkenalkan estetika dan spiritualitas sejak dini, 

anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang lebih berdaya, kreatif, dan 

kepekaan terhadap nilai-nilai yang mendalam. Ini merupakan investasi 

berharga dalam pembentukan karakter anak-anak untuk masa depan yang 

lebih baik. 

Berdasarkan hal tersebut, cerpen ini menarik untuk diteliti karena 

menggabungkan dua aspek penting dalam karya sastra, yaitu estetika dan 

spiritualitas, untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkadung dalam karya 

Ghassan Kanafani yang dimana dikenal sebagai salah satu penulis yang 

menggabungkan isu-isu sosial dan politik dengan nilai-nilai keagamaan dan 

spiritual dengan pendekatan Sayyed Hossein Nasr. Dimana dalam 

pendekatan tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam 

tentang bagaimana estetika dan spiritualitas tercermin dalam karya sastra 

kontemporer, khusunya dalam karya Ghassan Kanafani. 

Cerpen ini juga memuat  hal-hal yang mengandung nilai, ide, dan 

makna diantaranya memperkenalkan anak pada konsep kebebasan, 

pencerahan, serta membantu daya pikir anak-anak membantu mereka keluar 

dari kotak sempit yang mereka pikirkan dalam batas-batasnya serta 

memberikan anak banyak nilai-nilai seperti iman, keadilan, dan lain-lain. 

Cerpen ini ditulis oleh penulis, novelis dan pendongen Palestina Ghassan 
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Kanafani pada tahun 1963, dimana kisah ini termasuk salah satu sastra 

kontemporer. 

Peneliti memandang bahwa di dalam kisah terdapat estetika dan 

spiritualitas oleh sebab itu peneliti tertarik meneliti estetika dan spiritualitas  

dalam sastra kontemporer al-Qandi>l al-S{agi>r’ Karya Ghassan Kanafani 

analisis pendekatan Sayyed Hossein Nasr. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

pembahasan dalam tesis ini adalah  bentuk estetika dan spiritualitas dalam 

kisah al-Qandi>l al-S{agi>r karya Ghassan Kanafani berdasarkan analisis 

pendekatan Sayyed Hossein Nasr. Pokok pembahasan yang telah disebutkan 

akan dikembangkan dalam sub-sub masalah  sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk estetika dalam kisah  al-Qandi>l al-S{agi>r  karya 

Ghassan Kanafani berdasarkan pendekatan Sayyed Hossein Nasr ? 

2. Bagaimana bentuk spiritualitas Islam dalam kisah al-Qandi>l al-

S{agi>r Karya Ghassan Kanafani berdasarkan pendekatan Sayyed 

Hossein Nasr ? 

3. Bagaimana relasi nilai estetika dan spritualitas dalam al-Qandi>l al-

S{agi>r Karya Ghassan Kanafani ?  

 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

1. Pengertian Judul 

Peneliti perlu memaparkan beberapa istilah penting yang akan 

dijadikan karangka kerja dalam penelitian ini terutama judul yang menjadi 

landasan utama setiap pembahasan. Oleh karena itu, penulis perlu 
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menjelaska istilah-istilah dalam estetika dan spiritualiatas dalam sastra 

kontemporer al-Qandi>l al-S{agi>r’ Karya Ghassan Kanafani Analisis Pendekatan 

Sayyed Hossein Nasr.  

a. Estetika adalah Ilmu (ajaran atau falsafat) tentang seni dan keindahan 

serta tanggapan manusia terhadapnya. Estetika merupakan   cabang 

filsafat yang mempelajari keindahan dan kesenian, termasuk 

penilaian, pengalaman dan penciptaan karya seni. 

b. Spiritualitas adalah dimensi kehidupan manusia yang berkaitan 

dengan pengalaman dan pencairan makna yang labih dalam, terkait 

dengan hubungan manusia dengan Tuhan atau kekuatan tansenden 

lainnya. Dalam konteks seni dan keagamaan, estetika dan spiritualitas 

seringkali terkait, dimana seni dan keindahan dapat merangsang 

penghayataan spiritual dan merefleksikan prinsip-prinsip keagamaan, 

seperti tauhid dalam Islam. Sayyed Hossein Nasr seorang filsuf dan 

sarjana Islam, telah menulis banyak tentang hubungan antara estetika 

dan spiritualitas dalam konteks seni dan keagamaan Islam.17 

c. Sastra Kontemporer adalah karya sastra yang diciptakan waktu yang 

relatif baru atau saat ini. Sastra kontemporer mencerminkan kondisi 

sosial, budaya dan politik zaman sekarang, serta sering kali 

mengekspolarasi tema-tema modern dan isu-isu kontemporer yang 

relevan. Karya sastra kontemporer dapat berupa puisi, cerpen, novel, 

                                                             

17Siti Binti A.Z, “Spiritualitas dan Seni Islam Menurut Sayyed Hossein Nasr,” 
Harmonia: Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni, VI.3 (2005). 
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drama, esai, dan bentuk-bentuk sastra lainnya yang mencerminkan 

keadaan saat ini. sastra kontemporer sering kali merujuk keragaman 

gaya, pendekatan, dan teknik penulisan, mencerminkan keberagaman 

dan kompleksitas dunia saat ini.18 

d. Al-Qandi>l al-S{agi>r  adalah sebuah seni dari seni sastra, yang 

merupakan cerita prosa. Panjang atau pendek yang berasal dari fiksi 

atau kenyataan atau keduanya dan dibentuk oleh aturan-aturan 

tertentu dalam seni tertulis. Cerita yang ditulis dari kata hadis, 

perintah, kebaikan, dan masalahnya dan kisah prosa panjang yang 

berasal dari fiksi, kenyataan, atau keduanya bersama sama dan 

didasarkan pada aturan seni tertentu. Adapun Maksud dari cerita 

dalam penelitian ini adalah cerita pendek.  

Cerita pendek, yang juga dikenal sebagai cerpen, merupakan jenis 

sastra berupa narasi prosa yang memiliki panjang lebih pendek 

dibandingkan novel. Tujuan dari cerpen ini adalah menyajikan cerita 

tunggal dalam waktu singkat dan seringkali dalam tempat yang 

terbatas. Cerpen bertujuan untuk mengungkapkan situasi atau aspek 

kehidupan melalui narasi peristiwa yang harus tetap padu dan 

konsisten tanpa adanya gangguan. Sedangkan kisah al-Qandi>l al-S{agi>r 

adalah cerita pendek yang terdiri dari 1 bagian dalam 71 halaman dan 

telah diterjemahkan kedalam bahasa inggris, dan telah dikembangkan 

                                                             

18Tijuni Ahyar, “Apa itu sastra jenis-jenis karya sastra dan bagaimanakah cara 
menulis dan mengapresiasi sastra.” (CV Budi Utama, 2019), h. 1–260. 
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menjadi teater atau pertunjukkan anak-anak. Yang ditulis oleh 

wartawan, novelis, dan penulis cerita pendek palestina. Gassan 

kanafani adalah seorang jurnalis, novelis, dan penulis cerita pendek 

palestina. Ia lahir di Acre pada tanggal 9 april 1936. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah membahas tentang 

Estetika dan Spiritualitas dalam Sastra Kontemporer al-Qandi>l al-S{agi>r Karya 

Ghassan Kanafani dengan menggunakan Pendekatan Sayyed Hossein Nasr. 

Kemudian penelitian ini mebahas tiga hal: pertama, bentuk estetika dalam 

kisah tersebut, kedua bentuk spiritualitasnya dan yang ketiga relasi nilai 

estetika dan spiritualitasnya. 

D. Kajian Pustaka 

Setelah peneliti menelaah sejumlah karya ilmiah yang ada baik dalam 

bahasa Arab maupun bahasa lain terkait dengan topik ini, tampaknya tidak 

ada topik tertulis yang akan peneliti teliti. Namun, ada karya ilmiah dengan 

topik serupa yang menjadi fokus peneliti ini, antara lain:  

1. Penelitan yang dilakukan oleh M. Farkhan, Jurnal yang berjudul 

Seni Spiritualitas dalam Konsepsi Estetika Sayyed Hossein Nasr, 

2013. Tujuan penelitian ini untuk menemukan pandangan estetika 

terhadap karya seni yang dibangun diatas nilai-nilia keagamaan 

dan bagaimana wujud nilai spiritual dan bagaimana bentuk seni 

spiritual dalam cahaya keimanan ditempatkan dalam maqam 

kehidupan manusia di antara seni lainnya. seni spiritual bukanlah 
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suatu pilihan tetapi sesuatu  yang ada. Adapun hasil penelitian ini 

adalah seni spiritual Sayyed Hossein Nasr adalah pembacaan dan 

alternatif jalan keluar yang pantas disambut dengan baik, yaitu 

sebagai ijtihad pemikiran dan sumbangan kreatifitas di dalam 

kebudayaan. Perkembangan seni kontemporer dengan berbagai 

bentuk dan falsafah yang mendasari eksestensinya itu adalah 

suatu keniscayaan dari berbagai cara pandang manusia dalam 

melihat sesuatu, begitu pula dengan cara pandang Nasr tentang 

kesenian, menurutnya seni harus direalisasikan, dibaca dan di 

implementasi dalam kehidupan sosial masyarakat dalam 

wujudnya yang utuh dan dengan cara pandang sesuai dengan 

keyakinan agama. Dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada 

definisi nilai spiritual menurut Sayyed Hossein Nasr.19 Namun 

pada penelitian ini peneliti berfokus pada Estetika dan 

Spiritualitas dalam kisah al-Qandi>l al-S{agi>r’ Karya Ghassan 

Kanafani Analisis Pendekatan Seni Islam Sayyed Hossein Nasr. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Iswahyudi, jurnal yang berjudul 

“Estetika dalam Seni Islam Menurut Sayyed Hossein Nasr,” 2019. 

Tujuan penelitian ini mengkaji tentang Estetika dalam seni islam 

menurut Sayyed Hossein Nasr. Adapun estetika dalam Islam 

membahas masalah keindahan yang selalu mempermasalahkan 

                                                             

19M M Farkhan, “Seni Spiritual dalam Konsepsi Estetika Sayyed Hossein Nasr,” Jurnal 
CMES, VI.2 (2013), h. 137. 



   14 

 

 
 

sejauh mana keindahan tersebut dapat tercipta dan sanggup 

memberi rasa, sehingga akan memberi evaluasi terhadap 

keindahan tersebut. Dalam hal ini filsafat estetika akan 

mengaitkan antara baik dengan buruk, indah dan jelek, sehingga 

bukan bicara antara salah dengan benar sebagaimana dalam 

filsafat epistemologi.20 Adapun menjadi titik pembeda adalah 

penelitian ini tidak hanya berfokus terhadap estetika seni Islam 

Sayyed Hossein Nasr saja tetapi hanya berfokus pada 

spiritualitasnya. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Titin Nurhidayati, jurnal yang 

berjudul “Pemikiran Sayyed Hossein Nasr Konsep Kindahan dan 

Seni Islam dalam Dunia Pendidikan Islam’, 2019. Tujuan dalam 

penelitian ini untuk mencari konsep keindahana dan Seni Islami 

dalam pendidikan Islam menurut pemikran sayyed Hossein Nasr, 

adapun menurut sayyed hossein nasr dalam konsep Islam, 

pendidikan Islam mengimplikasikan bukan sekedar pengajaran 

atau penyampaian (ta’lim), tapi juga pelatihan seluruh diri siswa 

(tarbiyah). Menurut Nasr guru bukan sekedar seorang muallim 

“penyampaian pengetahuan” tetapi juga seorang murabbi “pelatih 

jiwa dan kepribadian”. Sistem pendidikan Islam demikian lanjut 

Nasr, tidak pernah memisahkan pelatihan pikiran dari pelatihan 

jiwa dan keseluruhan pribadi seutuhnya, ia tidak pernah, 

                                                             

20Iswahyudi, Jurnal Budaya Nusantara, h. 1–49. 



   15 

 

 
 

memandang alih pengetahuan dan pemerolehan yang absah tanpa 

dibarengi pemerolehan kualitas-kualitas moral dan spiritual.21 

Penelitian sebelumnya hanya berfokus mencari konsep keindahan 

dan seni Islam dalam pendidikan Islam sedangkan penelitian ini 

berfokus pada estetika dan spiritualitas dengan pendekatan 

Sayyed Hossein Nasr. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Binti A.Z, Jurnal yang berjudul 

“Spiritualitas dan Seni Islam Menurut Sayyed Hossein Nasr”, 2005. 

Tujuan penelitian ini mengkaji tentang spiritualitas dan seni Islam 

untuk menggali dan mengekspresikan dimensi-dimensi spiritual 

dalam karya seni. Menurut Nasr, seni harus merefleksikan prinsip-

prinsi tauhid agar mampu mengingatkan dan menuntun manusia 

untuk kembali kepada Tuhan. Pemikiran Nasr ini memiliki ciri 

khas yang parennial, di mana seni Islam didasarkan pada hikmah, 

yaitu pengetahuan yang diilhami oleh nilai-nilai spiritual. Seni 

Islam juga dianggap mewujudkan realitas-realitas yang ada dalam 

‘Pemendaharaan Ghaib’ melalui Ilmu pengetahuan tentang dunia 

batin. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada penggalian dan 

ekspresi dimensi spiritual dalam karya seni Islam.22 Namun pada 

penelitian ini peneliti berfokus pada estetika dan spiritualitas 

                                                             

21Titin Nurhidayati, “Pemikiran Seyyed Hossein Nasr: Konsep Keindahan dan Seni 
Islam Dalam Dunia Pendidikan Islam, Falasifa,” 10.1 (2019), h. 28. 

22Siti Binti A.Z, Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni.. 
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dalam kisah al-Qandi>l al-S{agi>r’. Karya Ghassan Kanafani Analisis 

Pendekatan Sayyed Hossein Nasr. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Basri dengan Tesis yang berjudul 

Estetika Dalam Perspektif Islam: Studi Pemikiran Sayyed Hossein 

Nasr, 2020. Adapun fokus penelitian dalam Tesis ini upaya 

mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai konsep estetika 

dalam perspektif Islam dan perananya dalam kehidupan manusia 

modern khususnya pada pemikiran Sayyed Hossein Nasr tentang 

hal tersebut. Dengan memahaminya maka akan memberikan 

pengetahuan dan memperkokoh khazanah pengetahuan tentang 

kefilsafatan pada umunya dan esetetika khususnya. Penelitian 

sebelumnya hanya berfokus estetika daalam perspektif Islam 

Pemikiran Sayyed Hossein Nasr23 sedangkan penelitian ini 

berfokus pada estetika dan spiritualitas didalam Sastra 

Kontemporer al-Qandi>l al-S{agi>r Karya Ghassan Kanafani dengan 

pendekatan Sayyed Hossein Nasr.  

6. Buku yang berjudul Psikologi Agama dan Spiritualitas, 2021 oleh 

Endin Nasruddin dan Ujam Jaenuddin, buku ini memuat beberapa 

aneka materi psikologi agama dan spiritualitas disini dapat di 

simpulkan bahwa di dalam buku ini agama dan spiritualitas tidak 

dibedakan secara tajam, dan bisa digunakan dalam arti yang sama, 

                                                             

23Basri, “ESTETIKA DALAM PERSPEKTIF ISLAM : Studi Pemikiran Seyyed Hossein 
Nasr” Thesis (Program Pascasrjana UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 17. 
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terutama mengingat bahasan psikologi agama lebih tertuju pada 

konteks subjektif perilaku individu dalam beragama dan makna 

yang didapatkan. Agama dan spiritualitas selama keduanya masih 

berkaitan dengan makna yang bisa memberikan dampak tertentu 

pada perilaku seseorang, maka kedua istilah ini bisa digunakan 

secara bergantian.24 Sedangkan dalam penelitian ini lebih 

menakanka pada estetika dan spiritualitas dengan pendekatan 

Sayyed Hossein Nasr. 

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di 

atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. Meskipun pada penelitan sebelumnya juga 

membahas tentang estetika dan spiritualiatas analisis melalui pandangan 

yang berbeda pula dengan penelitian ini. penelitian ini berfokus kepada 

estetika dan spiritualitas dalam sastra kontemporer al-Qandi>l al-S{agi>r Karya 

Ghassan Kanafani dengan pendekatan Sayyed Hossein Nasr. Sehingga dapat 

di ketahui bagaimana makna terkandung di dalam cerita tersebut, selain itu, 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek 

yang peneliti kaji. 

 

 

 

 

                                                             

24Nasrudin dan Jaenudin, Spiritualiatas: Jurnal pemikiran Islam dan Tasawuf,  h. 27. 
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E. Tinjauan Teoritis 

Estetika berasal dari kata Yunani ‘aesthesis’ atau pengamatan adalah 

cabang filsafat yang berbicara tentang keindahan. Obyek dari estetika yaitu 

pengalaman akan keindahan yang mencakup berbagai aspek seperti 

kindahan jasmani, keindahan rohani, keindahan alam dan keindahan seni. 

Dalam estetika yang dicari adalah hakekat dari keindahan  dan emosi-emosi 

manusia sebagai reaksi terhadap yang indah, yang agung, yang tragis, yang 

bagus, yang mengharukan dan sebagaianya.25 

Adapun estetika dibedakan menjadi estetika deskriptif dan estetika 

normatif. Estetika deskriptif adalah menggambarkan gejala-gejala 

pengalaman keindahan sedangkan estetika normatif mencari dasar 

pengalaman itu. Misalnya ditanyakan apakah keindahan itu akhirnya sesuatu 

yang obyektif (terletak dalam tulisan) atau justru subyektif (terletak dalam 

mata manusia sendiri).  

Menurut Sayyed Hossein Nasr, spiritualitas dalam seni Islam 

mengungkapkan dimensi-dimensi spiritual dan prinsip-prinsip tauhid 

melalui karya seni, sehingga mampu mengingatkan dan menuntun manusia 

untuk kembali kepada  Tuhan. Nasr juga menekankan bahwa seni Islam 

merupakan hasil dari pengejawantahan keesaan pada bidang keagamaan dan 

merefleksikan kandungan Prinsip Keesan Ilahi. Selan itu, Nasr melihat krisis 

spiritual manusia modern sebagai akibat dari kemerosotan intensitas 

                                                             

25 Surajiyo, Jurnal Keindahan Seni Dalam Perspektif Filsafat, 02.03 (2015), h. 160. 
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spiritualitas dan religiusitas, sertan menekankan pentingnya spiritualitas 

agama dalam mengatasi krisis ekologi.26 

Al-Qandi>l al-S{agi>r adalah cerita pendek yang terdiri dari 1 bagian 

dalam 71 halaman dan telah diterjemahkan kedalam bahasa inggris, dan 

dikembangkan menjadi teater atau pertunjukkan anak-anak. Yang ditulis 

oleh wartawan, novelis, dan penulis cerita pendek Palestina. Ghassan 

Kanafani adalah seorang jurnalis, novelis, dan penulis cerita pendek 

palestina. Ia lahir di Acre pada tanggal 9 april 1936. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

26 Siti Binti A.Z, Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni.  
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F. Karangka Pikir 

Untuk mempermudah pembahasan dan memberikan 

gambaran umum mengenai jalannya penelitian, peneliti menyajikan 

kerangka teori penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Qandi>l al-Sagi>r’ Karya Ghassan 

Kanafani 

Estetika 

Dalam Kisah 

al-Qandi>l al-

Sagi>r’ 

 Spiritualitas 

Dalam Kisah 

al-Qandil al-

Sagi>r 

Analisis Pendekatan Sayyed Hossein 

Nasr 

Relasi Estetika 

dan 

Spiritualitas 

Kisah al-Qandi>l 

al-Sagi>r’ 
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G. Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan dalam 

melaksanakan proses penelitian. Penelitian sendiri dapat diartikan sebagai 

usaha untuk menemukan fakta-fakta ilmiah di dalam ranah ilmu 

pengetahuan dengan penuh kehati-hatian dan secara sistematis, dengan 

tujuan mewujudkan kebenaran.27 Oleh karena itu, metodologi penelitian 

dapat dikemukakan sebagai suatu pendekatan ilmiah untuk memperoleh 

data dengan tujuan tertentu.  

Menurut panduan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Alauddin Press, 

metode penelitian terdiri dari empat aspek utama, yakni: jenis  penelitian,  

metode pendekatan, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan 

dan analisis data.28 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan tempatnya, jenis penelitian ini termasuk dalam kategori 

penelitian kepustakaan (library research). Semua data yang dikumpulkan, 

diolah, dan dirumuskan, sepenuhnya menggunakan sumber-sumber 

kepustakaan. Adapun data yang dikumpulkan melalui riset kepustakaan, 

dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: 

 

 

 
                                                             

27Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal Cet.IX (Jakarta: Aksar, 
2017). 

28Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Tesis dan 
Diserasi), Edisi Revisi (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar), h. 32-34.  
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a. Sumber Data Primer 

Sumber data penelitian ini adalah kisah al-Qandi>l al-S{agi>r’ Karya 

Ghassan Kanafani, maka yang menjadi sumber data utama ialah kisah ‘al-

Qandi>l al-S{agi>r’ Karya Ghassan Kanafani.  

b. Sumber Data Sekunder 

Adapun data primernya adalah semua tulisan yang berkaitan dengan 

al-Qandi>l al-S}aghi>r’ dan penelitian yang mengunakan pedekatan Sayyed 

Hossein Nasr  dan berbagai sumber data sekunder, yang meliputi buku-buku,  

jurnal, artikel, tesis dan disertasi. Sumber-sumber di atas dijadikan sebagai 

alat bantu untuk melakukan analisis dalam kisah al-Qandi>l al-S{agi>r’ Karya 

Ghassan Kanafani. 

Menurut jenis analisis datanya, penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, karena data yang diteliti dan dianalisis merupakan data verbal. 

2. Pendekatan Penelitian  

Dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kisah al-Qandi>l al-S{agi>r' karya Ghassan Kanafani, metode 

analisis yang diterapkan adalah pendekatan Sayyed Hossein Nasr. Dalam 

konteks ini, analisis pendekatan Sayyed Hossein Nasr digunakan sebagai alat 

untuk mengamati pola perubahan komunikasi dalam alur percakapan dan 

dampak makna yang dihasilkan. Pemilihan pendekatan Sayyed Hossein Nasr 

dilakukan untuk mengeksplorasi bentuk estetika dan spiritualitas yang 

terkandung dalam cerita. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sumber data utama dalam 

penelitian ini berasal dari Kisah al-Qandi>l al-S{agi>r' karya Ghassan Kanafani. 

Dengan merujuk pada sumber data utama, proses pengumpulan data dimulai 

dengan membaca, menandai kata yang berkaitan dengan estetika dan yang 

mengandung nilai-nilai spiritualitas. Selanjutnya, mengumpulkan data 

tersebut dan menganalisis kemudian menyimpulkannya. 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

a. Metode Pengolahan Data 

Tahap pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan 

pengumpulan data pada tahap awal, yang akan diproses 

dengan teliti menggunakan langkah-langkah berikut: Pertama, 

dilakukan pembacaan terhadap kisah al-Qandi>l al-S{agi>r' karya 

Ghassan Kanafani dengan pendekatan seni Islam. Kedua, hasil 

pembacaan tersebut akan dihubungkan dengan aspek estetika 

dan spiritualitas dalam cerpen, bertujuan untuk 

mempermudah analisis pada tahap berikutnya. Ketiga, setelah 

data terkumpul, akan dilakukan analisis data untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. 

b. Analisis Data  

Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut: 
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1. Melakukan pembacaan dan mendalami estetika, 

serta spiritualitas, di dalam kisah al-Qand>il al-S}agi>r’ 

Karya Ghassan Kanafani. 

2. Eksplorasi karakter kisah al-Qand>il al-S{agi>r’ Karya 

Ghassan Kanafani yang menggabarkan nilai-nilai 

estetikan dan spiritualitas. 

H. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Adapun tujuan dan manfaat yang diinginkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui bentuk estetika dalam sastra kontemporer 

kisah al-Qandi>l al-S{agi>r’ Karya Ghassan Kanafani Pendekatan 

Sayyed Hossein Nasr 

b. Untuk mengetahui bentuk spiritualitas dalam kisah al-Qandi>l 

al-Sagi>r’ Pendekatan Sayyed Hossein Nasr. 

c.  Untuk mengetahui relasi estetika dan spritualitas dalam kisah 

al-Qandi>l al-S{agi>r’ 

2. Manfaat Penelitian 

Apabila penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan secara 

maksimal dapat mencapai tujuan, maka diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Bagi para pencinta Bahasa dan Sastra Arab, Kajian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pencerahan 

sekaligus motivasi dalam menganalisis kisah al-Qandi>l al-

S{agi>r’ Karya Ghassan Kanafani, sehingga mampu memahami  

sastra kontemporer dengan pendekatan Sayyed Hossein 

Nasr 

2. Penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi 

dalam memperluas wacana dan pola pikir dalam 

mengembangkan keilmuan khususnya dan 

mengaplikasikan  dalam kajian sastra. 

3. Menambah dan memperluas pengetahuan terhadap nilai 

estetika dan spiritualitas yang terkandung dalam kisah al-

Qandi>l al-S{agi>r’ Karya Ghassan Kanafani.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Estetika dan Spiritualitas 

1. Pengertian Estetika  

Pada umumnya, manusia memiliki perasaan terhadap keindahan. 

Kebanyakan orang yang melihat sesuatu yang indah akan terpesona. Namun, 

pada kenyataannya, tidak semua orang memiliki kepekaan terhadap 

keindahan. Keindahan dalam seni telah lama menarik perhatian para filosof, 

mulai dari zaman Plato hingga zaman modern saat ini. Teori tentang 

keindahan muncul karena mereka menganggap bahwa seni adalah 

pengetahuan perspektif yang khusus terhadap perasaan. Keindahan juga 

telah memberikan warna tersendiri dalam sejarah peradaban.1 

Keindahan adalah sesuatu yang disukai oleh manusia, baik terhadap 

keindahan alam maupun keindahan seni. Keindahan seni adalah keindahan 

hasil ciptaan manusia (seniman) yang memiliki bakat untuk menciptakan 

sesuatu yang indah, sedangkan keindahan alam adalah keharmonisan yang 

menakjubkan dari hukum-hukum alam yang dibuka untuk mereka yang 

memiliki kemampuan untuk menerimanya. 

Perkembangan lebih lanjut menyadari bahwa manusia tidak selalu 

memiliki kriteria yang tetap. Manusia berkembang berdasarkan penerimaan 

masyarakat terhadap ide yang dihasilkan oleh pencipta karya. Oleh karena 

                                                             

1Rowland Bismark Fernando Pasaribu, “Manusia dan keindahan,” Ilmu Budaya 
Dasar, 9.1 (2013), hal. 152–84. 
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itu, dalam penilaian keindahan, selalu ada dua aspek yang dikenal, yaitu 

indah dan jelek/buruk. Indah adalah karya yang diakui oleh banyak orang 

memenuhi standar keindahan, sedangkan jelek/buruk adalah karya yang 

tidak memenuhi standar keindahan menurut masyarakat umum, namun jika 

dilihat dari berbagai perspektif, karya tersebut bisa menunjukkan keindahan. 

Keindahan seharusnya dinilai sejak karya seni pertama kali dibuat. Namun, 

rumusan keindahan pertama yang terdokumentasi berasal dari filsuf Plato, 

yang mendefinisikan keindahan berdasarkan proporsi, keharmonisan, dan 

kesatuan.2 

Estetika disebut juga dengan filsafat keindahan (philosophy of beauty), 

berasal dari kata Yunani yaitu aisthetika atau aisthesis. Kata tersebut berarti 

hal-hal yang dapat diserap dengan indera. Estetika sebagian bagian dari 

aksiologi yang selalu membicarakan permasalahan, pertanyaan dan isu-isu 

tentang keindahan, ruang lingkup, nilai, pengalaman, perilaku pemikiran 

seniman, seni serta persoalan estetika dan seni dalam kehidupan manusia.3 

Estetika mencakup pemahaman tetang hubungan antara keindahan 

yang dapat mempengaruhi emosi, pikiran, dan pengalaman manusia. Selain 

itu estetika juga mempertimbangkan konsep subjektifitas dan objektifitas 

dalam penilaian keindahan, di mana apresiasi terhadap karya seni dapat 

bervariasi antara individu dan budaya.  

                                                             

2Jakob Sumardjo, Filsafat Seni (Bandung: Penerbit ITB, 2000), hal. 273. 

3Totok Wahyu Abadi, “Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika,” KANAL: Jurnal 
Ilmu Komunikasi, 4.2 (2016), h. 199. <https://doi.org/10.21070/kanal.v4i2.1452>. 
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Secara umum estetika membantu manusia untuk memahami dan 

menghargai keindahan dalam berbagai bentu seperti seni visual, musik, 

sastra, tari dan arsitektur. Melalui studi estetika, manusia dapat 

memperdalam pemahaman mereka tentang keindahan, kreativitas dan 

ekspresi dalam konteks budaya dan sejarah yang beragam.  

Adapun estetika dalam sastra merujuk pada keindahan dan nilai-nilai 

artistik yang terdapat dalam karya sastra. Hal ini mencakup penggunaan 

bahasa yang indah, pemilihan kata yang tepat, struktur naratif yang 

menyentuh serta kemampuan penulis untuk menggambarkan emosi dan 

konsep secara mendalam. Estetika sastra juga melibatkan penggunaan gaya 

bahasa, imajinasi dan kreativitas untuk menciptakan pengalaman membaca 

yang memikat dan mempengaruhi pembaca secara emosional. 

Dalam sastra estetika dapat ditemukan dalam berbagai elemen seperti 

metafora, simile, personifikasi, dan menggunakan gaya bahasa lainnya selain 

itu dalam sastra juga terkait dengan tema, struktur dan gaya penulisan yang 

unik dari setiap penulis. Setiap karya sastra memiliki keindahan dan 

keunikan tersendiri yang mencerminkan visi dalam gaya penulisnya serta 

memberikan ruang bagi penulis untuk mengekspresikan ide, emosi, dan 

pandangan dunia melaui kata-kata dan narasi yang dipilih.  

Pada Era Yunani Kuno, konsep keindahan sering kali dianggap sebagai 

bagian dari aksiologi, dan lebih sering dibahas dalam ranah metafisika 

karena sifatnya yang abstrak. Estetika pada Abad Pertengahan tidak 

menerima perhatian serius dari para filsuf. Minimnya perhatian terhadap 
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seni karena sering kali dihadapi dengan perlawanan dari Gereja Kristen. 

Kelompok gereja meyakini bahwa seni berasal dari dunia material dan 

dianggap sebagai hasil dari budaya bangsa kafir Yunani dan Romawi. Namun, 

pada masa pemerintahan Agustinus sekitar tahun 354-430 Masehi, seni 

mulai mendapatkan perhatian yang lebih serius. Agustinus mengembangkan 

dan mengajarkan seni dalam kerangka Platonisme Kristen. Konsep tualisasi 

Platonis Kristen terungkap dalam ajarannya bahwa Tuhan menyukai 

keindahan, oleh karena itu, keindahan harus memiliki hubungan yang erat 

dengan agama.4 

Pada abad ke-18, berbagai istilah yang digunakan untuk memahami 

keindahan dan pengalaman seni digantikan oleh istilah "estetika". Alexander 

Gottlieb Baumgarten, seorang filsuf Jerman yang hidup dari 17 Juli 1714 

hingga 26 Mei 1762, dikenal sebagai orang yang memperkenalkan istilah ini. 

Istilah "estetika" diperkenalkan melalui karya monumentalnya yang berjudul 

"Reflections On Poetry" (diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 

1954).  

Adapun estetika menurut para ahli Barat dan para ahli Timur sebagai 

berikut: 

David Hume (1711-1776) menyatakan bahwa keindahan tidaklah 

merupakan suatu kualitas objektif pada objek itu sendiri, melainkan terletak 

dalam penilaian subjektif manusia. Menurut pandangan Hume, apabila 

                                                             
4Susanto Ahmad, Filsafat Ilmu: Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, 

dan Aksiologis. (Bumi Aksara, 2021), h.23. 
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seseorang merasa tertarik terhadap suatu bentuk atau struktur, maka hal 

tersebut akan dianggap indah oleh mereka. Hume juga menekankan bahwa 

persepsi atas keindahan sebagian besar dipengaruhi oleh karakteristik 

alamiah manusia yang dapat diidentifikasi melalui perspektif individual. 

Immanuel Kant (1724-1804) menekankan pentingnya kesadaran 

estetis dalam pengalaman manusia secara umum. Seperti Hume, Kant juga 

meyakini bahwa keindahan adalah penilaian subjektif yang bersifat estetis. 

Baginya, pertimbangan-pertimbangan estetis memberikan landasan untuk 

menghubungkan aspek teoretis dan praktis dari sifat dasar manusia.5 

George Wilhelm Friederich Hegel (1770-1831) dan Arthur 

Schopenhauer (1788-1860) menyusun tingkatan bentuk-bentuk seni. 

Menurut Hegel, tingkatan seni yang paling tinggi adalah puisi dan paling 

bawah arsitektur di tempat terendah. 

John Dewe (1859-1952) filsuf amerika yang berpaham pragmatisme 

menetang dualisme yang berupaya memisah-misahkan segala sesuatu yang 

semestinya menjadi satu kesatuan yang utuh. Seni, menurut Dewey, 

merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan 

keindahan sehari-hari. Sangatlah keliru bila seni terpisah dari segi-segi 

kehidupan lainnya. 

George Santayana (1863-1952) filsuf dari amerika mengembangkan 

estetika naturalistik. Santayana memiliki persamaan pandangan tentang 

subjektifitas dalam penilaian seni. Ia menolak objektifitas keindahan. 

                                                             
5 Abadi, KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi,  h. 201. 
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Menurut ia keindahan identik dengan kesenangan manusia ketika ia 

mengamati objek-objek tertentu. Keindahan baginya merupakan perasaan 

senang yang diobjektifkan dan diproyeksikan ke dalam objekyang diamati.  

Filsuf Italia, Benedetto Croce (1856-1952) mengembangkan teori 

filsafat idealisme dalam estetika. Croce menyamakan seni dengan intuisi, dan 

menurutnya intuisi adalah gambar yang berada di alam pikiran. Dengan 

demikian, seni itu berada di alam pikiran seniman. Karya seniman dalam 

bentuk fusuk sesungguhnya bukan seni, melainkan semata-mata alat bantu 

untuk meneolong penciptaan kembali seni yang sebenarnya berada dalam 

pikiran seniman. Croce menyamakan intuisi dengan ekspresi. Karena seni 

sama dengan intuisi dan intuisi sama dengan ekspresi, berarti seni sama 

dengan ekspresi. Yang diekspresikan adalah perasaan seniman tentang 

kesan-kesan terhadap lingkungan yang bearada di sekitarnya. 

Pada abad ke-20, para filsuf mengajukan argumen bahwa konsep-

konsep estetika didasarkan pada sensitivitas kemanusiaan dan pertimbangan 

psikologis, yang kemudian menjadi dasar bagi konsep estetika yang baru. 

Dalam estetika, tidak ada hukum atau aturan yang mengharuskan 

keberadaan keindahan yang ideal. Keindahan dipandang sebagai sesuatu 

yang bebas dan alami, tidak dibentuk oleh aturan atau harmonisasi yang 

mengacu pada hal-hal yang menyenangkan.6 

Al-Razi menggambarkan kebahagiaan dan kesenangan yang indah 

dengan mengemukakan teorinya bahwa apabila seseorang meninggalkan 

                                                             

6Abadi, KANAL: Jurnal Ilmu Komunikas,i h.202. 
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tempat yang teduh, kemudian kembali ke tempat yang panas, kemudian 

kembali ke tempat yang teduh, maka di tempat itulah kebahagiaan atau 

keindahan yang disebut estetika dapat dinikmati.7 

Al-Farabi yang juga seorang filsuf muslim mengemukakan teori 

imajinasi sebagai jalan umtuk mendapatkan keindahan yang sempurna. 

Bahkan mengatakan bahwa bila imajinasi telah terlepas dari aktivitas-

aktivitas yang dasar seperti dalam tidur, maka ia sepenuhnya di tempat 

beberapa gejala psikologi. Dengan melalui daya imajinasi tercipta gambaran-

gambaran mental yang sesuai dengan pola dunia spiritual. Karena orang yang 

sedang tidur bisa menyaksikan surga dan para penghuninya dan bisa 

merasakan kenikmatan dan kesenangannya.8 

Al-Ghazali adalah seorang ulama yang memiliki pengetahuan luas dan 

merupakan pemikir besar dalam sejarah filsafat Islam dan dunia. Kitabnya, 

Ihya Ulumuddin, merupakan karya terkenal yang memberikan kontribusi 

besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam berbagai masalah. 

Menurut Al-Ghazali, keindahan merupakan dasar seni. Ia membagi keindahan 

menjadi beberapa tingkat, yaitu keindahan inderawi dan natsani (sensual) 

yang juga disebut keindahan lahir, keindahan imajinasi dan emotif, 

keindahan aqliyah atau rasional, keindahan ruhaniah atau irfani, dan terakhir 

keindahan ilahiyah atau transendental. Dua tingkat keindahan terakhir inilah 

yang sering dieksplorasi oleh para filsuf dalam karya-karya mereka. Secara 

                                                             

7Basri, “ESTETIKA DALAM PERSPEKTIF ISLAM : Studi Pemikiran Seyyed Hossein 
Nasr” Thesis,  h.74. 

8Edi Suresman, Filsafat Islam (UPI Press, 2022), h. 17–19. 
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teori, imajinasi puitis adalah sarana utama para penyair mistikus untuk 

membawa pembaca ke pemahaman tentang wahyu kenabian. Sementara itu, 

keindahan ruhaniah dan irfani (mistikal) dapat dilihat dalam pribadi Nabi. 

Nabi adalah pribadi yang indah bukan hanya karena kesempurnaan jasmani 

dan pengetahuannya tentang agama dan dunia, tetapi juga karena akhlaknya 

yang mulia dan tingkat makrifatnya yang tinggi.9 

Perbedaan estetika para ahli Muslim dan Barat terletak pada sumber 

dan tujuan penilaian keindahan. Ahli Muslim melihat keindahan sebagai 

refleksi dari sifat-sifat ketuhanan dan sebagai sarana umtuk mencapai 

kesempurnaan spiritual, sementara ahli Barat lebih fokus pada pengalaman 

indrawi dan penilaian objektif. Meskipun terdapat perbedaan, kedua 

perspektif ini saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih 

holistik tentang konsep keindahan. 

2. Spiritualitas Secara Umum 

Manusia adalah makhluk yang sadar akan kesadarannya sendiri. 

Mereka menyadari dan memahami sepenuhnya makna dari tindakan-

tindakan mereka, serta menggunakan pemahaman ini untuk 

mengaktualisasikan diri mereka. Spiritualitas diarahkan pada pengalaman-

pengalaman esensial manusia, yang tidak hanya memperhatikan apakah 

hidup itu berharga, tetapi juga fokus pada mengapa hidup itu berharga. 

Manusia tidak hanya merefleksikan nilai-nilai kehidupan, tetapi juga 

                                                             

9Basri, “ESTETIKA DALAM PERSPEKTIF ISLAM : Studi Pemikiran Seyyed Hossein 
Nasr” Thesis, h. 76. 
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berusaha untuk memahami alasan-alasan mendasar di balik pentingnya 

kehidupan.10 

Menjadi spiritual berarti memiliki ikatan yang lebih kuat dengan 

dimensi spiritual atau kejiwaan, dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat 

fisik atau material. Spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri 

dalam memahami tujuan dan makna hidup. Spiritualitas adalah bagian yang 

esensial dari kesehatan dan kesejahteraan seseorang secara menyeluruh. 

Spiritualitas tidak hanya terkait dengan aspek-aspek rohani, tetapi juga 

memberikan dampak pada kesehatan dan kesejahteraan individu secara 

menyeluruh. 

Spiritualitas berasal dari kata "spirit" yang berasal dari bahasa latin 

"spiritus", yang berarti nafas. Dalam istilah modern, spiritualitas mengacu 

pada energi batin yang tidak bersifat jasmani, meliputi aspek emosi dan 

karakter. Dalam kamus psikologi, "spirit" merujuk pada suatu zat atau 

mahluk immaterial yang biasanya memiliki sifat ketuhanan, dengan ciri 

karakteristik manusia seperti kekuatan, semangat, moral, atau motivasi.11 

Istilah “spiritualitas” berasal dari kata spirituality, yang merupakan 

kata benda, yang berasal dari kata sifa spiritual. Dalam bentuk kata sifat 

spiritual mengandung arti yang berhubungan dengan spirit, yang 

                                                             

10Agusman Damanik, “Relasi spiritualitas dengan seni,” AL-KAFFAH, 9.1 (2021), h. 
145–72. 

11Dzul Fahmi Hasani, “RELASI IDENTIK TINGKAT SPIRITUALIATAS DENGAN 
KEMAMPUAN SEKSUALIATAS DALAM ISLAM,” Manarul Qur'an : Jurnal Studi Islam, 22.2 
(2022), h.91.  
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berhubungan dengan fenomena dan makhluk supernatural”.12 Spiritual 

mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang merupakan sarana 

pencerahan diri dalam menjalani kehidupan untuk mencapai tujuan dan 

makna hidup. 

Adapun spiritualitas dalam sastra merujuk pada ekspolarasi nilai-nilai 

spiritual, makna kehidupan, dan hubungan manusia dengan yang maha kuasa 

yang terkandung dalam karya sastra. Spiritualitas dalam sastra mengangkat 

isu-isu yang berkaitan dengan eksistensi, tujuan hidup, moralitas dan 

pencarian makna yang lebih dalam kehidupan manusia.  

Dalam karya sastra, spiritualitas sering kali tercermin dalam tema-

tema yang menyoroti pertanyaan-pertanyaan eksistensial, kehidupan batin 

dan pencarian makna hdiup. Penulis sastra sering menggunakan narasi, 

simbol, metafora, dan karakter untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual 

dan mengajak pembaca untuk merenungkan aspek-aspek yang lebih dalam 

dari kehidupan. 

Adapun spiritualitas menurut para ahli Barat dan para ahli Timur 

Menurut Hemat Pargament (2011), spiritualitas diartikan sebagai 

kesadaran atau keyakinan terhadap kekuatan yang lebih besar atau energi 

yang memotivasi seseorang untuk mencari arti dan tujuan hidup di luar 

dirinya. Spiritualitas juga didefinisikan sebagai perubahan sebesar apapun  

dalam pandangan spiritual, orientasi, atau pengalaman agama seseorang, 

yang bisa bergerak ke berbagai arah. 

                                                             
12Hedrawan S, Spiritual Menegement (Bandung: Mizan Pustaka, 2012), h.18. 
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Secara umum, spiritualitas dianggap sebagai konstruksi yang luas, 

yang melibatkan beragam pengalaman pribadi, baik dalam konteks agama 

maupun di luar konteks agama yang berbeda. Sebagai contoh, spiritualitas 

dapat mencakup pengalaman sakral bagi seseorang, baik itu terjadi di gereja, 

sinagoga, alam, atau bahkan di dalam kamar tidurnya sendiri. Dalam ruang 

lingkup spiritualitas, juga dapat mencakup perubahan yang terkait secara 

eksplisit dengan agama, seperti perubahan keyakinan atau afiliasi agama, dan 

juga perubahan yang sering terjadi di luar konteks agama, seperti perubahan 

dalam rasa keterhubungan dengan alam. 

Masyarakat sering menganggap spiritualitas terkait erat dengan 

agama dan pengalaman transendental. Selama beberapa dekade, konsep 

spiritualitas sering dihubungkan dengan yang sakral dan transenden. Nelson 

menggambarkan bahwa spiritualitas ini seringkali dianggap terkait erat 

dengan agama dan hubungannya dengan Tuhan, seperti dalam ibadah atau 

aktivitas keagamaan.13 

Menurut Adler (2004), manusia adalah makhluk yang sadar, yang 

berarti ia sadar terhadap semua alasan tingkah lakunya, dan menyadari arti 

dari segala perbuatan untuk kemudian dapat mengaktualisasikan dirinya. 

Spiritualitas diarahkan kepada pengalaman subjektif dari apa yang relevan 

untuk manusia. Spiritualitas tidak hanya memperhatikan apakah hidup itu 

                                                             
13Ratri, A., & Kahija, Y. "Makna Pengalaman Spiritual Pada Rohaniwan Islam.,” Jurnal 

Empati, 3.1 (2014), h. 3. 
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berharga. Tetapi spiritualitas adalah mengenai kesadaran tentang diri sendiri 

dan kesadaran individu tentang asal-usul, tujuan, dan takdir.14 

Menurut Tamami, mendefinisikan spiritualitas lebih rumit dari pada 

mendefinisikan agama. Berbeda dengan agama, para psikolog telah 

menghasilkan beberapa definisi tentang spiritualitas. Secara mendasar, 

spiritualitas memiliki beberapa makna yang melampaui konsep agama. 

Istilah "spirit" sering digunakan untuk merujuk pada karakter atau sifat 

seseorang, yang sering kali dibandingkan dengan faktor kepribadian. Secara 

pokok, spiritualitas merupakan energi yang mempengaruhi baik fisik 

maupun psikologis seseorang.15 

Menurut Rosito, spiritualitas meliputi upaya pencarian, menemukan 

dan memelihara sesuatu yang bermakna dalam kehidupannya. Pemahaman 

akan makna ini akan mendorong  emosi positif baik dalam proses mencari, 

menemukannya, dan mempertahankannya. Upaya yang kuat untuk 

mencarinya akan menghadirkan dorongan (courage) yang meliputi kemauan 

untuk mencapai tujuan walaupun menghadapi rintangan, dari luar maupun 

dari dalam. pada dorongan itu mencakup kekuatan karakter keberanian 

(bravery), kegigihan (persistence), semangat (zest). Apabila sesuatu yang 

bermakna dalam kehidupannya tersebut ditemukan, maka karakter itu akan 

semakin kuat didalam diri seseorang, terutama dalam proses menjaga dan 

                                                             

14Dzul Fahmi Hasani, Manarul Qur'an : Jurnal Studi Islam,  h. 92. 

15Tamami, Psikologi Spiritualitas (Yogyakarta: Kalimedia, 2011), h.19. 
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mempertahankannya. Semakin seseorang memiliki makna akan hidupnya, 

semakin bahagia dan semakin efektif dalam menjalani kehidupannya.16  

Menurut Young dan Koopsen, dalam pemahaman mereka, spiritualitas 

adalah konsep yang memiliki banyak dimensi. Mereka membaginya menjadi 

dua dimensi utama: dimensi eksistensial dan dimensi agama. Dimensi 

eksistensial menitikberatkan pada pencarian tujuan dan makna dalam 

kehidupan, sementara dimensi agama lebih menekankan pada hubungan 

seseorang dengan Tuhan.17 

Menurut konsep spiritual Piedmont, secara garis besar terdapat tiga 

indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur spiritualitas. Selain 

sebagai indikator, ketiga hal ini juga merupakan aspek dan dimensi pokok 

dalam spiritualitas. Pertama, pencapaian dalam ibadah, yang menurut 

Piedmont, adalah suatu perasaan positif seperti kebahagiaan atau 

ketenangan. Kedua, universalitas, yaitu sebuah kesadaran akan kesesuaian 

hubungan antara manusia, makhluk lain, alam, dan pencipta. Ketiga, adalah 

ketertarikan antara hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan 

manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan.18 

Menurut Aman spiritual dalam pengertian luas merupakan hal yang 

berhubungan dengan spirit, sesuatu yang spiritual memiliki kebenaran yang 

abadi yang berhubungan dengan tujuan hidup manusia, sering dibandingkan 

                                                             
16Rosito A, “Eksplorasi Tipe Kepribadian Big Five Personality Traits,” Jurnal Psikologi 

Pendidikan & Konseling, 4.2 (2018), h. 6–13. http://dx.doi.org/10.26858/jpkk.v4i1.3250>. 

17Mitchell D, “Spirituality, Health, and Healing Young C., and Koopsen,” C. Health and 
Social Care Chaplaincy, 9.1 (2013), h. 42. https://doi.org/10.1558/hscc.v9i1.42>. 

18Dzul Fahmi Hasani, Manarul Qur'an : Jurnal Studi Islam, h. 93. 



   39 

 

 
 

dengan sesuatu yang bersifat duniawi, sementara di dalamnya terdapat 

kepercayaan terhadap kekuatan supernatural seperti dalam agama, tetapi 

memiliki penenkanan terhadap pengalaman pribadi. Spiritual merupakan 

ekspresi dari kehidupan yang dipersiapkan lebih tinggi, lebih kompleks atau 

lebih terintegrasi dalam pandangan hidup seseorang yang bersifat indrawi. 

Salah satu aspek menjadi spiritual adalah memilikih arah tujuan, yang secara 

terus menerus meningkatkan kebijaksanaan dan kekuatan berkehendak dari 

seseorang, mencapai hubungan yang lebih dekat dengan ketuhanan dan alam 

semesta, menghilangkan ilusi dari gagasan yang salah berasal dari alat 

indera, perasaan dan pikiran. Pihak lain mengatakan bahwa aspek spiritual 

memiliki dua proses, pertama proses ke atas yang merupakan tumbuhnya 

kekuatan internal yang mengubah hubungan seseorang dengan Tuhan, kedua 

proses ke bawah yang ditandai dengan peningkatan realitas fisik seseorang 

akibat perubahan internal. Perubahan akan timbul pada diri seseorang 

dengan meningkatnya kesadaran diri, dimana nilai-nilia ketuhanan di dalam 

akan termanifestasi keluar melalui pengalam dan kemajuan diri.19 

Menurut Ibnu Arabi sebagai salah satu sufi terbesar dalam sejarah 

Islam, ia memperkenalkan konsep-konsep mistis yang  dalam dan kompleks 

dalam pemikiran spiritualitas Islam. Mengemukakan tentang kesatuan hakiki 

antara manusia dan Tuhan serta konsep Wahdat al-wujud (kesatuan 

eksistensi). 

                                                             

19Saifuddin Aman, Tren spiritualitas Milenium Ketiga, Cet I (Tangerang: Ruhama, 
2013), h. 20. 
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Menurut Jalaluddin Rumi, seorang penyair sufi terkenal, melalui 

karyanya yang penuh dengan makna spiritual, seprti “Mathnawai dan Divan-

e Shams Tabrizi, mengajarkan tentang cinta ilahi, pencarian makna 

kebenaran dan jalan menuju Tuhan. 

Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani seorang sufi terkenal dengan 

kontribusinya terhadap pemahaman spiritualitas Islam. Ajarannya 

menekankan tentang pentingnya tazkiyah al-nafs (penyucian diri) dan 

hubungan pribadi dengan Tuhan. 

Perbedaan spiritualitas para ahli Barat dan Timur terletak pada fokus 

dan tujuan pencarian makna hidup. Ahli Barat cenderung mencari makna 

refleksi diri dan hubungan dengan Tuhan. Sedangkan ahli Timur 

menekankan kesatuan dengan alam semesta dan pencapaian pencerahan. 

Meskipun terdapat perbedaan, kedua perspektif tersebut saling melengkapi 

dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep spiritualitas. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat didefinisikan 

bahwa spiritualitas adalah aspek kemanusiaan yang mencakup cara individu 

mencari makna, tujuan, dan bagaimana mereka merasakan keterhubungan 

dengan diri sendiri, orang lain, alam, dan dengan hal-hal yang bermakna atau 

suci. 

 Jadi kesimpulan di atas spiritualitas adalah dimensi supranatural 

yang mampu memengaruhi dan membentuk kualitas jiwa, serta 

mensinergikan hubungan dengan Tuhan dan alam semesta demi mencapai 

keseimbangan dan tujuan hidup yang baik. 
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B. Konsep Estetika dan Spiritualitas Menurut Sayyed Hossein Nasr  

Sayyed Hosein Nasr adalah tokoh cendekiawan muslim kontemporer 

yang cukup dikenal. Dia memiliki kemampuan dalam menguasai berbagai 

bidang keilmuan seperti fisika, metematika, tasawuf dan lain sebagainnya.  Ia 

lahir di Teheran, Iran pada tanggal 7 April 1933 dari keluarga terpelajar. 

Ayahnya bernama Sayyed Waliyullah Nasr adalah seorang dokter dan 

pengajar pada masa dinasti Qajar,20 kemudaian diangkat sebagai pejabat 

setingkat mentri pada masa dinasti Reza Syah. Pendidikan awal Nasr dijalani 

di Teheran ditambah dari orang tuannya yang menanamkan disiplin 

keagamaan secara ketat, selanjutnya dia mendalami bidang al-Qur’an, Syair-

syair Persia Klasik, dan Sufisme di Qum.21 

 Nasr dikirim ke Barat pada usia 13 untuk mengejar pendidikan 

tingkat atas. Ia melanjutkan studinya di Universitas Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) dengan bimbingan dari seorang filosof terkenal, yaitu 

Betrand Russel. Selain itu, Nasr juga menggali pemahaman tentang filsafat-

filsafat Islam di bawah bimbingan George de Santilana. Ia juga meneliti 

tradisi Hinduisme dan pemikiran-pemikiran tentang tradisi Timur melalui 

karya-karya Rene Guenon, Ak. Gomaraswani, F. Schuer, dan T. Burckardt22 

                                                             
20Farkhan Fuady, “Nilai Etika dalam Seni Islam : Studi Pemikiran Seyyed Hossein 

Nasr, Jurnal Peradaban,” 2.2 (2022), h. 34. 

21Siti Binti A.Z, Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni. 

22Jaipuri Harahap, “SAYYED HOSSEIN NASR TENTANG FILSAFAT PERENNIAL DAN 
HUMAN SPIRITUALITA, Aqlania,” 08.02 (2017), h. 177. 
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Nasr melanjutkan studinya pada tahun 1954 di Harvard University 

untuk menekuni studi geologi dan geofisika. Selanjutnya, beliau beralih pada 

bidang ilmu-ilmu tradisional yang difokuskan pada Islamic Science dan 

Filsafat. Nasr belajar dari HAR. Gibb, George Sarton dan Hary Walfson. Pada 

tahun 1958, beliau berhasil meraih gelar doktornya dengan diserasi yang 

berjudul "An Introduction to Islam Casmological Doktrin" pada tahun 1965. 

Pada tahun 1958, Nasr kembali ke Iran dan memperdalam 

pemahaman tentang Filsafat Timur dan Filsafat Tradisional melalui diskusi 

dengan para tokoh agama Iran seperti Thabathabai, Abu Hasan Al-Qazwini, 

dan Kazim Asar. Nasr juga terlibat dalam kegiatan akademik di Universitas 

Teheran, di mana ia menjadi dekan fakultas sastra pada tahun 1968-1972. 

Pada tahun 1975-1979, ia menjabat sebagai direktur Imperiasi Iranian 

Academy of Philosophy, sebuah lembaga yang didirikan oleh dinasti Syah 

Pahlevi untuk memajukan pendidikan dan kajian filsafat. Dalam 

keberhasilannya, Nasr mendapatkan gelar kebangsawanan oleh Syah. 

1. Estetika Menurut Sayyed Hossein Nasr 

Membicarakan tentang hubungan antara fenomena agama dan sistem 

seni budaya sangat menarik karena keduanya sangat terkait. Seni budaya 

masyarakat primitif adalah ekspresi kepercayaan mereka. Tarian dan 

nyanyian masyarakat primitif adalah tarian dan nyanyian mistik, seperti 

halnya seni pahat dan suara. Di India, karya seni besar seperti Ramayana dan 

Mahabrata adalah epik keagamaan Hindu. Candi awalnya adalah bangunan 

sakral untuk agama Trimurti, tetapi di Jawa namanya berubah menjadi candi 
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untuk agama Hindu dan Budha. Di dalam kompleks masjid, seni rupa Islam 

pada dasarnya didominasi oleh karya-karya dwimatra, seperti kaligrafi.  

Karya sastra para sufi selalu menghambat mereka dalam pencarian  

untuk mendekatkan diri kepada kholiq dan menemukan diri mereka di alam 

rohani. Jadi, seni adalah ekspresi agama sebagai cara untuk mengagungkan 

Illahi. Sebagai bukti bahwa setiap agama memiliki seni yang unik, mereka 

harus menerapkan nilai-nilai khusus yang berbeda dengan seni yang tidak 

dianut oleh agama Islam. Selain memiliki materi ajaran yang luas dan 

mendalam, agama Islam memotivasi penganutnya untuk mengembangkan 

seni budaya Islam, yaitu seni budaya yang menggambarkan 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 nilai-nilai 

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 
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yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal 

berkembang menjadi sebuah peradaban.23 

Sayyed Hossein Nasr mengkategorikan bahwa dengan kemauan 

berbahasa, 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 suatu 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 Sayyed Hossein Nasr adalah suatu bentuk keteraturan yang tak 

terbatas untuk mencapai kesempurnaan Ilahi.24 

Dia banyak membahas epistemologi pemikiran Islam tradisional. 

Konsep intellectus dianggap sebagai kemampuan tertinggi manusia untuk 

menyingkap dan memperoleh pengetahuan suci. Fakta bahwa seni suci dan 

seni tradisional Persia dianggap sebagai pencapaian jiwa manusia tertinggi 

menunjukkan kemampuan. Ini memungkinkan mereka untuk mengungkap 

keindahan mutlak yang ada di balik dunia bentuk (from) di wilayah eksoteris. 

Penjelasan ini difokuskan pada seni tradisional sebagai sumber pengetahuan 

dan keanggunan. Pada akhir tahun 1980-an, ia menulis buku berjudul Islamic 

                                                             
23Bustanuddin Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi 

Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 253-255. 

24Iswahyudi, “Estetika Dalam Seni Islam Menurut Sayyed Hossein Nasr,” Jurnal 
Budaya Nusantara, 3.1 (2019), h. 39.  
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Art and Spiritualitas pada tahun 1987, yang merupakan penjelasan lebih 

lanjut dari bukunya Knowledge and Secred pada tahun 1981. Karya ini 

membahas seni budaya Persia sebagai seni tradisional dan seni suci. Ia  

berpendapat bahwa seni suci adalah seni yang terkait langsung dengan 

praktik agama dan spiritualitas, seperti kaligrafi, al-Qur'an, dan arsitektur 

geometris. Selain itu, seni tradisional adalah seni yang secara tidak langsung 

melukiskan prinsip-prinsip wahyu dan spiritualitas Islam. Dan memberikan 

penjelasan yang mendalam tentang konsep keindahan, yang didasarkan pada 

teori seni metafisik Platonia, yang melihat wujud sebagai satu dan ideal. 

Secara khusus, hal ini berkaitan dengan cara menginterpretasikan karya seni 

suci dan karya seni.25 

Seni bukanlah untuk kepentingan sendiri, ketika seni harus memaknai 

maka tidak ada istilah I’art pour I’art. Menurut Nasr, seni harus dikaji demi 

mengekspresikan sesuatu yang spiritual, yang 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 di ilhami oleh nilai-nilai 

spiritual. Seni Islam mewujudkan realiatas-realitas yang ada dalam 

pembendaharaan Ghaib atau khazain al-ghaib, lewat bantuan ilmu 

pengetahuan tentang dunia batin dan hikmah. Seni Islam buah dari 

spiritualitas Islam, merupakan hasil dari pengejewantahan keesaan pada 

                                                             
25Sayyed Hossein Nasr, Spiritualiatas Dan Seni Islam, diterj oleh Sutejo (Bandung: 

Mizan, 1993), h. 16-17. 
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bidang keagamaan. Ia merefleksikan kandungan prinsip keesaan ilahi, 

kebergantungan seluruh keanekaragaman kepada Yang Esa, kesementaraan 

dunia dan kualiatas positif dari eksistensi kosmos. Sumber seni Islam harus 

dicari didalam realitas-realiatas batin (haqaiq) al-Qur’an yang merupakan 

realitas-realitas dasar kosmos dan spiktual subsatansi nabawi yang 

mengalirkan Barakah Muhammadiyah (al-Barakah al-Muhammadiyah).26  

Aspek-aspek batin dan barakah Nabi inilah yang merupakan sumber 

seni Islam, yang tanpa keduanya tidak akan muncul seni Islam. Seni Islam, 

menurut Nasr, mengandung tiga hal: 1. Mencerminkan nilai-nilai 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 

kesadaran agama, sehingga dalam membentuk pemeliharaan pola tetap 

dipertahankan. Dalam seni bangun sakral tidak akan dipermasalahkan oleh 

seseorang, sebagaimana mengurangi nilai keabsahannya, misalnya ketika 

membangun masjid bahan bangunan diambil dari gereja. Hal ini 

                                                             
26Sayyed Hossein Nasr, Spiritualiatas Dan Seni Islam, diterj oleh Sutejo, h. 17-28. 
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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 vew) 

Islam sendiri. Sumber seni Islam harus dicari didalam realitas-realitas batin 

(haqaiq) al-Qur'an yang merupakan realitas-realitas dasar kosmos dan 

realitas spiritual substansinabawi yang mengalirkan Barakah 

Muhammadiyah (al-Barakah al-Muhammadiyah). 

Aspek-aspek batin dan berkah Nabi menjadi sumber utama seni Islam, 

yang tanpanya seni Islam tidak akan muncul. Al-Qur’an memberikan doktrin 

keesaan, sementara Nabi mewujudkan keesaan ini dalam keragaman dan 

kesaksian melalui ciptaannya. Berkah dari Nabi Muhammad memberikan 

kekuatan kreativitas yang memungkinkan seseorang menciptakan seni Islam. 

Menurut Nasr, para maestro seni Islam selalu menunjukkan cinta dan 

kesetiaan yang mendalam kepada Nabi dan keluarganya. Seni Islam juga 

didasarkan pada hikmah, yaitu pengetahuan yang diilhami oleh nilai-nilai 

spiritual. Seni Islam mewujudkan realitas yang ada dalam khazanah gaib 

melalui pengetahuan tentang dunia batin. Hal ini terlihat, misalnya, pada 

bangunan Masjid Shah di Isfahan dan arsitektur masjid lainnya yang 

dibangun dengan pola geometri-arabesk atau kaligrafi tradisional yang luar 

biasa. Selain itu, dalam seni musik dengan melodi-melodi musik Arab 

tradisional, akan terdengar alunan musik yang sangat memikat, yang secara 

mendalam mengungkap keindahan dunia kasat mata. Dengan demikian, 

tujuan intelektual dari seni Islam tidak bisa dianggap sebagai hasil dari 
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rasionalisasi semata, melainkan dari suatu visi intelektual terhadap pola-pola 

dasar dari dunia terestrial.27 

Seni Islam juga tidak meniru bentuk-bentuk lahir alam, tetapi 

memantulkan prinsip-prinsipnya sehingga bukan empirisme tetapi sebuah 

sceintiasacra yang hanya bisa diraih berdasarkan cara-cara tertentu. 

Kenyataannya dimana pun kehidupan intelektual dan spiritual Islam 

mencapai puncak. Kreativitas seni Islam juga mnecapai kesempurnaan, 

sebaliknya ketika kehidupan spiritual Islam mengalami keruntuhan kualitas 

seni Islam juga mengalami kemunduran. Dengan demikan seni Islam bukan 

sekedar karena ia diciptakan oleh seorang muslim tetapi lebih karena 

didasari oleh wahyu Ilahi. Seni Islam adalah buah dari spiritualitas Islam, 

merupan hasil dari pengejawantahan keesaan pada bidang keragaman. Ia 

merefleksikan kandungan prinsip keesaan Ilahi, kebergantungan seluruh 

keanekaragaman kepada yang esa, kesemtaraan dunia dan kualiatas-

kualiatas positif dari eksistensi kosmos.28 

Sayyed Hossein Nasr sangat dipengaruhi oleh pandangan kosmologi 

Islam yang menekankan keindahan sebagai refleksi dari keberadaan Tuhan. 

Baginya, seni adalah cara untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam 

tentang realitas metafisik dan hubungan manusia dengan alam semesta. Nasr 

menekankan pentingnya seni dalam membawa manusia menuju kesadaran 

spiritual dan pengalaman keindahan sebagai gerbang untuk mengenal Tuhan. 

                                                             

27Iswahyudi, Jurnal Budaya Nusantara h. 40. 

28William C Chittick, The Essential Sayyed Hossein Nasr (Indiana: Wold Wisdom, 
2007), h. 213–214. 
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Beberapa poin penting dalam pandangan estetika menurut Sayyed 

Hossein Nasr meliputi: 

1. Keterhubungan dengan Realitas Metafisik 

Nasr menekankan bahwa seni mencerminkan keindahan 

Tuhan dan mengarahkan manusia untuk memahami realitas 

metafisik. 

2. Pengalaman Spiritual 

Seni memiliki peran penting dalam memfasilitasi 

pengalaman spiritual dan membawa manusia lebih dekat kepada 

Tuhan. 

3. Refleksi Alam Semesta  

Nasr percaya bahwa seni merupakan refleksi dari harmoni 

alam semesta dan menjadi sarana untuk memahami hubungan 

manusia dengan alam. 

4. Pengalaman Keindahan 

Keindahan dalam seni dipandang sebagai jendela untuk 

mengenal Tuhan, dan pengalaman keindahan tersebut membawa 

manusia kepada pemahaman yang lebih dalam tentang 

keberadaan.29 

 

 

                                                             

29Sayyed Hossein Nasr, Estetika Islam: Menemukan Tuhan melalui Keindahan. 
(Mizan, 2022), h 128. 
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5. Transendensi Diri 

Melalui apresiasi seni, manusia dapat melampaui dirinya 

sendiri dan mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi 

tentang eksistensi dan Tuhan. 

Pandangan Nasr tentang estetika sangat terkait dengan pandangan 

kosmologis Islam yang menggambarkan alam semesta sebagai manifestasi 

keindahan Tuhan. 

2. Spiritualitas Menurut Sayyed Hossein Nasr 

Spiritualitas menurut Sayyed Hossein Nasr dapat dipahami sebagai 

suatu konsep yang mendalam dan integral dalam konteks Islam, yang 

mencakup hubungan antara seni, pengetahuan, dan dimensi spiritual. Nasr 

menekankan bahwa seni bukanlah untuk tujuan estetika semata, tetapi harus 

mencerminkan dimensi-dimensi spiritual yang mengingatkan dan 

mengarahkan manusia kembali kepada Tuhan. Ia berpendapat bahwa seni 

Islam, yang dihasilkan dari spiritualitas Islam, harus mencerminkan prinsip-

prinsip tauhid dan mengungkapkan realitas-realitas yang ada dalam 

"Pembendaharaan Ghaib" (khazain al-ghaib) melalui hikmah, yaitu 

pengetahuan yang diilhami oleh nilai-nilai spiritual.30 

Spiritualitas atau dimensi spiritual manusia adalah aspek yang sangat 

penting dalam kehidupan. Nasr, seorang filsuf dan teolog Muslim terkemuka, 

berpandangan bahwa manusia memiliki dimensi fisik, mental, dan spiritual. 

                                                             

30Siti Binti A.Z, Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni. 
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Dimensi spiritual inilah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya 

dan menghubungkannya dengan realitas yang lebih tinggi. 

Salah satu karyanya yang berjudul "The Heart of Islam: Enduring 

Values for Humanity", Nasr menjelaskan bahwa spiritualitas mencakup 

beberapa aspek, yaitu: 

a. Kesadaran akan Yang Maha Kuasa (Tuhan) dan kehadiran-Nya 

dalam kehidupan manusia. Nasr menekankan bahwa 

spiritualitas berkaitan erat dengan keyakinan dan kesadaran 

akan eksistensi Tuhan, serta keterhubungan manusia dengan 

Tuhan.31 

b. Penghayatan akan makna dan tujuan hidup yang lebih tinggi 

dari sekedar kepentingan duniawi. Spiritualitas 

memungkinkan manusia untuk memahami dimensi kehidupan 

yang lebih luas dan transenden, melampaui sekedar 

pemenuhan kebutuhan material.32 

c. Praktik-praktik spiritual, seperti ibadah, meditasi, dan 

kontemplasi, yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan 

Tuhan. Nasr menekankan bahwa spiritualitas melibatkan 

praktik-praktik untuk mengembangkan hubungan dengan Yang 

Maha Kuasa.33 

                                                             
31Sayyed Hossein Nasr, The Heart Of Islam: Enduring Values For Humanity, 

(HarperOne, 2002), h. 3-5. 

32 Nasr, The Heart Of Islam: Enduring Values For Humanity, h.6-8. 

33 Nasr, The Heart Of Islam: Enduring Values For Humanity, h.9-11.  
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d. Pengembangan kualitas-kualitas spiritual, seperti 

kebijaksanaan, kesabaran, kerendahan hati, dan cinta kasih. 

Spiritualitas mendorong manusia untuk mengembangkan sifat-

sifat luhur yang mencerminkan dimensi spiritual dalam 

dirinya.34 

Secara keseluruhan, Nasr memandang spiritualitas sebagai dimensi 

yang sangat penting bagi manusia dalam menemukan keseimbangan, 

keharmonisan, dan makna yang lebih luas dalam kehidupannya, melampaui 

sekedar pemenuhan kebutuhan fisik dan material. 

Menurut Sayyed Hossein Nasr, spiritualitas adalah pemahaman dan 

pengalaman yang mendalam tentang hubungan antara manusia dan alam 

semesta, serta hubungan antara manusia dengan Tuhan. Beberapa poin 

penting dalam pandangan spiritualitas Nasr meliputi: 

1. Kesadaran akan Realitas Metafisik 

Spiritualitas menurut Nasr melibatkan kesadaran akan realitas 

metafisik yang melampaui dimensi materi dan fisik.35 

2. Pencarian Makna dan Kebenaran 

Manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan 

spiritual yang mendalam untuk mencari makna dan kebenaran dalam 

hidupnya. 

 

                                                             
34 Nasr, The Heart Of Islam: Enduring Values For Humanity. h 12-14. 

35 Sayyed Hossein Nasr, Kebutuhan Akan Sains Suci, (Mizan, 2021), h 23. 
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3. Penghormatan terhadap Alam Semesta 

Nasr menekankan pentingnya penghormatan terhadap alam 

semesta sebagai manifestasi keindahan Tuhan dan tempat di mana 

manusia dapat merasakan kehadiran Ilahi. 

4. Kesadaran akan Keterbatasan Manusia 

Spiritualitas mengajarkan manusia untuk menyadari 

keterbatasan dirinya sendiri dan ketergantungan yang mutlak pada 

Tuhan. 

5. Pemahaman tentang Tujuan Hidup  

Melalui spiritualitas, manusia dapat memahami tujuan 

hidupnya dan bagaimana mencapai kesempurnaan spiritual. 

6. Keselarasan dengan Kehendak Ilahi 

 Spiritualitas mengajarkan manusia untuk hidup sesuai dengan 

kehendak Tuhan dan mencapai keselarasan dengan kehendak-Nya. 

7. Pengalaman Mistis dan Kontemplasi 

Spiritualitas juga mencakup pengalaman mistis dan 

kontemplasi yang membawa manusia lebih dekat kepada pengalaman 

langsung dengan Tuhan.36 

Pandangan Nasr tentang spiritualitas sangat dipengaruhi oleh tradisi 

intelektual dan spiritual Islam, yang mengajarkan pentingnya mencari 

kebenaran dan kesempurnaan dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan 

alam semesta. Hubungan antara estetika dan spiritualitas sangatlah erat. 

                                                             
36Sayyed Hossein Nasr, Islam: Agama, Sejarah, dan Peradaban, (Mizan, 2014), h. 243. 
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Nasr meyakini bahwa seni dan keindahan alam adalah jendela menuju 

keberadaan Tuhan. Dalam pandangannya, keindahan alam dan karya seni 

mencerminkan keagungan pencipta dan mengarahkan manusia untuk 

merenungkan kebeserannya.  

Nasr juga menekankan pentingnya estetika dan memperdalam 

pemahaman spiritualitas. Menurutnya pengalaman estetika yang mendalam 

dapat membawa seseorang pada kesadaran dan keberadaan spiritual yang 

lebih dalam. Dengan meresapi keindahan alam dan karya seni, seorang dapat 

merasakan kehadiran Tuhan dan mengalami keindahan spiritual yang 

mendalam. Dalam pandangan Nasr, seni bukan hanya sekedar bentuk 

ekspresi manusia, tetapi juga merupakan sarana untuk pemahaman yang 

lebih dalam tentang hakikat keberadaan dan hubungan manusia dengan alam 

semesta.37 

1. Perkembangan teori seni Islam 

Sayyed Hossein Nasr saat belajar di Barat bertemu dengan berbagai 

pemikir Barat yang mengeksplorasi Islam dari berbagai sudut pandang. 

Selain ia belajar tentang ilmu sains di Barat, Nasr juga merasa tertarik untuk 

memperdalam pemahamannya tentang metafisika, khususnya metafisika 

Timur yang dapat diakses melalui perpustakaan-perpustakaan di Barat. Ia 

juga merupakan seorang intelektual Islam yang berpengaruh di kalangan 

                                                             

37Farkhan, Seni Spiritual dalam Konsepsi Estetika Sayyed Hossein Nasr,” Jurnal 
CMES h. 141. 
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mahasiswa Islam dan telah membahas arti ilmu pengetahuan dalam konteks 

pandangan dunia Islam.38 

Keterkaitan Nasr dengan ilmu tidak lepas dari latar belakang budaya 

kesufian mistik dan ajaran Syi'ah. Nasr, seorang Iran yang terkenal dengan 

budaya kesufian mistik dan didukung oleh pengetahuan ajaran Syi'ah, 

memiliki pandangan filsafat perenial yang sangat mempengaruhi dirinya. 

Salah satu tokoh yang paling berpengaruh atasnya adalah Frithjof Schuon, 

seorang perenial yang membangun dasar pemahaman eksoterik dan esoterik 

Islam. Dalam keterkaitan Nasr dengan ilmu dapat dipahami sebagai sintesis 

antara budaya kesufian mistik dan ajaran Syi'ah yang mempengaruhi 

pandangannya tentang filsafat dan ilmu. 

Perkembangan seni Islam mengambarkan teori seni Islam 

menekankan nilai etika dan spiritualitas. Nars berpendapat bahwa karya seni 

dalam Islam harus mencerminkan dimensi spiritual, merefleksikan prinsip-

prinsip tauhid, dan mengingatkan manusia untuk kembali kepada Tuhan. Ia 

membagi seni menjadi tiga bagian: seni murni, kesenian tradisional, dan seni 

religius. Seni Islam menurut Nasr berkaitan dengan prinsip kesatuan kosmos, 

persatuan kehidupan individu dan masyarakat. Seni Islam juga mewujudkan 

realitas yang ada dalam hal yang ghaib lewat bantuan ilmu pengetahuan 

tentang dunia batin.39 

                                                             
38Masykur, Anis Lutfi, “Manusia Menurut Sayyed Hossein Nasr” Thesis (UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2017), h.16. 

39Zaki Hidayatulloh, “Islam dan Humanisme Menurut Seyyed Hossein Nasr,” Thesis 
(Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2012), hal. 48 
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2. Karya-karyanya 

Nasr adalah seorang penulis yang sangat produktif, ia telah 

menciptakan banyak karya yang telah diakui dan dihargai baik di Barat 

maupun di Timur. 

a. Ideals and Realities of Islam. Buku ini diterbitkan oleh penerbit 

George Allen dan Unwim Ltd. London pada tahun 1966. Buku ini 

merupakan seri ceramah yang disajikan di American University of 

Beirut selama tahun. 

b. The Encounter of Man and Nature. Karya ini diterbitkan oleh 

penerbit George Allen dan Unwim Ltd.London pada tahun 1968. 

Buku ini terdiri dari 4 bab dan pada setiap bab telah disampaikan 

dalam kuliah di The University. 

c. Sciense and Civilization in  Islam. Diterbitkan oleh Harvard 

University Press Amerika pada tahun 1968, dan diberi pengantar 

oleh Giorgioi de Santillana. Buku ini terdiri dari 13 bab, diawali 

dengan prinsip-prinsip Islam dan berbagai perspektif dalam 

peradaban Islam sampai dengan tradisi makrifat. 

d. An  Introduction  to  Islam Cosmological Doctrines.  Buku  ini ditulis 

pada tahun 1968 sebagai disertasi yang dipresentasikan pada 

Department of the History of Science and Learning di Harvard 

University. Kemudian diterbitkan dengan edisi revisi pada tahun 

1978 oleh penerbit Thames and Hudson Ltd. di Inggris. Berisi 
                                                                                                                                                                       
<http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/5475%0Ahttp://repository.radenfatah.ac.id/
5475/1/tesis.pdf>. 
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ceramah Nasr dalam perkuliahannya di Amerika University of 

Beirut. Chicago di Amerika sepanjang bulan Mei 1966. akademik 

1964-1965. 

e. Sufi Essays. Buku ini merupakan kumpulan karangan yang 

diterbitkan  pertama kali oleh penerbit George Allen dan Unwim 

Ltd. London pada tahun 1972, kemudian dipublikasikan kembali 

oleh State University of Newk Press, Albany. Kumpulan karangan ini 

dikumpulkan dari berbagai jurnal ilmiah dari berbagai Negara. 

Berisi kumpulan artikel tentang sufi dan sufisme yang tersebar 

dalam berbagai jurnal ilmiah. 

f. Knowledge  and  the  Sacred. Buku ini diterbitkan oleh Edinburgh 

University  Press  pada tahun  1981.  Berisi  obsesi Nasr 

membangun filsafat berlandaskan tradisi universal yang berlaku 

sepanjang zaman. 

g. Living Sufisme (Tasawuf Dulu Sekarang), penerjemah Abd. Hadi 

W.M, Puataka Firdaus, tahun 1994. Buku ini menggabungkan 

penelitian ilmiah tentang berbagai aspek doktrin dan sejarah Sufi 

dengan penjelasan yang mendalam tentang pesan spiritual dan 

metafisika Sufisme sebagai tradisi spiritual yang hidup.   

h. Teologi, Philosopy and Spirituality, (Intelektual Islam), penerjemah 

Suharsono Jamaludin, MZ, Penerbit CIIS Yogyakarta 1993. Buku ini 

membahas tentang intektual Islam dan bagaimana mereka 

mengintegrasikan teologi, filsafat, dan spiritualitas dalam 
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pemikiran mereka. Nasr cendekiawan Islam menunjukkan 

bagaimana para pemikir Islam klasik seperti Al-Ghazali. Ibn Arabi, 

dan Mulla Sadra telah menyatukan ketiga aspek ini dalam 

memahami realitas.  

i. Islam and The Plight Of Modern Man (Islam Nestapa Manusia), 

penerjemah Anas Mulyadi, Bandung Pustaka, 1993.40 Buku ini 

membahas tentang tantangan dan respons Islam terhadap dunia 

modern. 

j. Islamic Art  and Spirituality (Spiritualitas dan Seni Islam), 

penerjemah Sutejo, Bandung Mizan, 1993. Adalah karya yang 

ditulis berdasarkan keprihatinan Sayyed Hossein Nasr tentang 

kurang dikenalnya seni Islam dalam diskursus estetika oriental di 

barat. Dalam karya ini nasr mencoba melihat aspek-aspek khusus 

seni Islam dari sudut pandang spiritualitas Islam yang berkaitan 

dengan prinsip-prinsip wahyu Islam. Karya ini merupakan sebuah 

studi kasus mengenai sisi-sisi terpenting dalam seni Islam meliputi 

sastra, musik, dan seni visual. 

Karya-karya  Sayyed Hossein Nasr tersebut mencerminkan 

bahwa dia adalah seorang  ahli dalam bidang studi Islam, filsafat 

dan perbandingan agama. Beliau terkenal sebagai seorang 

                                                             
40Sri Juwita, Adang Hambali, dan Andewi Suhartini, “Philosophical Thoughts of 

Islamic Education Seyyed Hossein Nasr ’ s Perspective and Its Relevance in the Modern 
Education Era Pemikiran Filsafat Pendidikan Islam Perspektif Seyyed Hossein Nasr Dan 
Relevansinya Di Era Pendidikan Modern,” Jurnal At-Ta’dib, 18.1 (2023), h. 61. 
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intelektual terkemuka yang memiliki pemahaman mendalam 

tentang ajaran Islam, sejarah filosofi dan kontribusi berharga 

dalam pemahaman lintasan budaya dan peradaban karena beliau 

menggali kedalam ajaran Islam dan filosofi untuk memahami 

bagaimana nila-nilai tersebut mempengaruhi dan membentuk 

budaya serta peradaban manusia. Nasr dikenal memiliki 

karakteristik sebagai seorang intelektual, spiritual dan 

multidisipliner.  

a. Intelektual. Nasr terkenal karena kecerdasannya dalam 

menganalisis dan menginterpretasikan ajaran Islam 

serta filosofi secara mendalam. 

b. Spiritual. Beliau juga dikenal sebagai seorang yang 

memiliki kedalaman spiritual dalam memahami ajaran 

agama dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. 

c. Multidispliner.Memiliki kemampuan untuk menyatukan 

berbagai disiplin ilmu seperti agama, filsafat, dan 

perbandingan agama dalam karyanya. 
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BAB III 

GHASSAN KANAFANI DAN KISAH AL-QANDI<L AL-S{AGI<R 

A. Biografi Ghassani Kanafani 

Ghassan Kanafani adalah seorang novelis, pengarang cerita pendek, 

dan jurnalis asal Palestina yang dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka 

dalam sastra dan jurnalisme Arab pada abad ke-20.1 Karyanya, yang meliputi 

novel dan cerita pendek, mengakar dalam budaya Arab dan Palestina. 

Biografinya membedakan dirinya dari para penulis dan pemikir lain karena 

ia merepresentasikan periode singkat dalam hidupnya, yakni tiga puluh 

enam tahun, dua bulan, dan dua puluh delapan hari.2 

1. Kehidupan dan pendidikannya  

Ghassan Muhammad Fayez Kanafani dilahirkan di Acre, Palestina 

utara, pada tanggal 9 April 1936 M. Dibesarkan dalam keluarga kelas 

menengah Palestina dari latar belakang Sunni, Kanafani menghabiskan masa 

kecilnya di Jaffa sampai bulan Mei 1948. Pada waktu itu, keluarganya 

terpaksa mengungsi ke Libanon, lalu kemudian ke Suriah akibat peristiwa 

konflik di daerah tersebut. Setelah itu, Kanafani menetap dan berkarier di 

berbagai tempat, termasuk Damaskus, Kuwait, dan kemudian di Beirut mulai 

dari tahun 1960. Namun, pada bulan Juli 1972, hidupnya tragis berakhir 

bersama keponakannya Lamis dalam sebuah serangan bom mobil yang 

dilakukan oleh agen Israel.  

                                                             
 (2224مارس  5غسان كنفابن )/https://ar.wikipedia.org ”, ويكيبيديا“غسان كنفان,  1

2  , ي
ي إلْدب إلفلإلْديب غسان كنفابن

ي إلحديث، إلجزء إلرإبعموسوعة أبحاث ودرإسات فن
  .233. ص. سطينن



61 
 

 
 

Ghassan Kanafani, menerbitkan delapan belas buku dan menulis 

ratusan artikel dalam berbagai topik   seperti budaya, politik, dan perjuangan 

rakyat Palestina sebelum kematiannya yang dini pada usia 36 tahun. Setelah 

pembunuhannya, semua bukunya diterbitkan ulang dalam bahasa Arab 

dalam beberapa edisi. Karya sastra Kanafani, termasuk novel, cerita pendek, 

drama, dan artikelnya, dikumpulkan dan diterbitkan dalam empat volume. 

Sebagian besar karya sastra Kanafani diterjemahkan ke dalam tujuh belas 

bahasa dan diterbitkan di lebih dari 20 negara, serta beberapa di antaranya 

diarahkan ke dalam drama dan program radio di beberapa negara Arab dan 

negara asing. Dua novelnya berubah menjadi film. Karya sastranya yang 

ditulis antara tahun 1956 dan 1972 masih semakin penting hingga saat ini. 

Meskipun karya Kanafani ditulis dalam konteks perjuangan Palestina dan 

rakyatnya, bakat sastranya memberikan sentuhan universal pada seluruh 

karya-karyanya.3 

Dia adalah seorang penulis yang berfokus terutama pada isu-isu 

pembebasan Palestina. Selain itu, dia juga merupakan anggota Biro Politik 

dan juru bicara resmi dari Front Populer untuk Pembebasan Palestina. Pada 

tahun 1948, dia dan keluarganya mengalami pengusiran dan terpaksa 

meninggalkan tempat tinggal mereka, sehingga dia kemudian menetap di 

Lebanon dan Suriah. Pendidikan menengahnya diselesaikan di Damaskus, 

dan memperoleh gelar sarjana muda Suriah pada tahun 1952. Meskipun dia 

mendaftar di Fakultas Sastra Arab di Universitas Damaskus pada tahun yang 

                                                             
ي  3

وت إلقنديل إلصغي   ,غسان كنفابن ي إلثقافية، -)بي 
 (.2225لبنان: مؤسسة غسان كنفابن
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sama, dia keluar pada tahun kedua. Dan ia  kemudian bergabung dengan 

Gerakan Nasionalis Arab, di mana dia bertemu dengan George Habash pada 

tahun 1953. 

Beranjak dari sana, dia pergi ke Kuwait, di mana dia bekerja di sekolah 

dasar sebelum akhirnya pindah ke Beirut untuk bekerja di majalah Al-

Hurriya pada tahun 1961. Majalah ini terbit di surat kabar Lebanon Al-

Anwar. Ketika Front Populer untuk Pembebasan Palestina didirikan pada 

tahun 1967, dia mendirikan sebuah majalah yang diberi nama "Al-Hadaf", di 

mana Ghassan menjadi kepala redaksinya. Selain itu, dia juga bertugas 

sebagai juru bicara resmi untuk Popular Front Pembebasan Palestina. 

Pernikahannya dengan seorang wanita Denmark bernama Anne melahirkan 

dua orang putra, Fayez dan Layla. 

Dia diagnosis menderita diabetes sejak usia muda. Setelah wafatnya, 

Bassam Abu Sharif, pemimpin redaksi majalah tersebut, dikenang oleh 

temannya, penyair Palestina Izz al-Din al-Manasrah, melalui sebuah puisi 

yang terkenal pada tahun 70-an yang berjudul "Terima Belasungkawa di 

Pengasingan Apa Pun". 

Orang-orang yang dekat dengan Ghassan Kanafani sangat percaya 

pada kekuatan sastranya dan berusaha untuk mendorongnya, terutama 

saudara perempuannya yang memiliki pengaruh besar terhadapnya. 

Akibatnya, gairah sastranya semakin tumbuh ketika ia beranjak ke sekolah 

menengah. Kanafani dikenal luas dalam seni dan sastra Arab. 
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Sebagai salah satu novelis Palestina generasi kedua, Kanafani adalah 

anak dari Khalil Ibrahim Beidas. Mungkin Kanafani bisa dibandingkan 

dengan tradisi Darwish, dan gaya khasnya yang dipenuhi humor serta 

kepekaan puitis pun mulai terbentuk. Karya sastranya menjadi sarana untuk 

mengatasi realitas hidupnya, karena dia menggunakan sastra untuk 

mendukung kepentingan Palestina dan memperkuat hubungan sosialnya 

dengan orang lain. 

2. Adapun Karya-karya Ghassan Kanafani 

a. Al-Qami>s al-Musriq (Baju yang dicuri) 

Kisah ini menggambarkan keadaan kesengsaraan dan kemiskinan di 

kamp-kamp Palestina, sebagai “kamp dan trotoar menjadi tempat 

perlindungan bagi anak yang menjalani masa kecil yang menyedihkan 

menunggu baju baru untuk menutupi auratnya, atau mencari sumber 

penghidupan dengan menjual kue atau menyeka sepatu untuk beberapa 

piaster yang akan membantu dia dan keluarganya untuk melanjutkan hidup.  

Peristiwa cerita ini berkisar pada hilangnya mata pencaharian para 

pengungsi di tangan para pengeksploitasi dan pedagang yang menguasai 

Badan Bantuan Pengungsi. 

Kisah ini diterbitkan bersama delapan kisah lain yang ditulis oleh 

Kanafani di tahun, tempat, dan tahapan yang berbeda, dan dikumpulkan 

setelah dia mati syahid, dan dia tidak menerbitkannya dalam satu buku pun. 

Dia memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi sastra di Arab Yayasan 

Penelitian di Beirut pada tahun 1982. 
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b. Rija<l  Fi> al- Syams (Pria di bawah sinar matahari) 

Novel ini adalah salah satu novel Palestina pertama yang menulis 

tentang perpindahan, kematian, dan kebingungan, dan ini adalah kisah rakyat 

Palestina, bukan satu atau lebih kisah pribadi, kisah seluruh rakyat tentang 

penghinaan, kehilangan, perampasan dan ketidakadilan, orang yang tidak 

dikenal yang tidak tahu ke mana mereka akan pergi di dunia ini Hamparan 

luas, setelah kekuatan kolonial dan Arab meringkuk melawannya, dan tidak 

hanya merampas tanahnya, tetapi juga merampas haknya untuk kehidupan 

yang layak. 

Sejak bencana pertama pada tahun 1948 M, Kanafani menggambarkan 

penderitaan ini dalam karya yang menceritakan kisah tiga orang Palestina, 

yang mewakili usia yang berbeda, yang ditolak oleh dunia dan orang-orang, 

dibunuh oleh panas yang ekstrim di dalam reservoir kematian di mereka. 

jalan menuju yang tidak diketahui yang menanti mereka, pertemuan dengan 

harapan atau dasar mimpi. Mungkin hal terpenting yang menarik perhatian 

penerima adalah keanehan judul ini. Untuk mencari nafkah, untuk mencari 

tempat di bawah matahari, cerita ini adalah ekspresi dari kehendak aksi 

Palestina, sebelum ini undang-undang itu diintegrasikan ke dalam kerangka 

politik, dan dalam pengertian ini merupakan salah satu landmark sastra 

paling penting yang menghadirkan citra transformasi Palestina dalam tahap 

kemunduran pra-Juni Pada tahun 1967 M. Diterbitkan di Beirut pada tahun  

1963 M, dan juga diterbitkan dalam proyek “Book of the Month”, yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan Palestina, 2004 M. 
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c. ‘Ard al-Burtuqa>l  al-h{azi>n (Tanah Jeruk Sedih) 

Ini adalah kumpulan cerita. Keasyikan utamanya dalam kelompok itu 

adalah kepribadian Palestina, apakah dia berada di luar tanah yang diduduki 

atau di dalamnya. Kisah tanah jeruk sedih adalah tulang punggung kelompok 

ini, karena menyatu dengan biografi Ghassan Kanafani, tetapi pada pada saat 

yang sama menceritakan penderitaan orang Palestina yang terlantar pada 

umumnya, dan dia menggunakan kata ganti alamat alih-alih pembicara. 

Untuk berbicara tentang apa yang dia saksikan di masa kecilnya, dan 

kepribadiannya hanyalah cerminan dari peristiwa dan dia tidak memiliki 

tindakan apa pun, saat ia menyatakan posisinya pada generasi yang 

dikalahkan ayahnya, dan membawa melalui simbol oranye semua fitur 

kepribadian Palestina. Novel ini diterbitkan di Dar Al-Fajr (Persatuan Umum 

Mahasiswa Palestina di Lebanon) Beirut pada tahun  1963 M. 

d. Ma>  Tabqa> Lakum (Apa yang tersisa untukmu?) 

Novel ini adalah pengalaman keduanya dalam menulis novel setelah 

novel "laki-laki dibawah sinar matahari", yang mengungkapkan keinginan 

untuk keluar dari diri dan bertindak. Novel ini mencerminkan isi spiritual 

orang-orang tertentu pada tahap tertentu. Dalam novel ini, Ghassan mencoba 

untuk mencapai ekspresi yang tepat dari ide-ide pembebasannya dan 

tujuannya adalah ide pengembalian. Selain itu, Ghassan mencoba untuk 

mewujudkan " karakter yang bersifat tragis, Ma> Tabqa> Lakum dan novel 

(What's Left for You) mengungkapkan tentang keadaan kebangkitan 

revolusioner rakyat Palestina setelah kemunduran. Ghassan memperoleh 
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novel ini pada tahun 1966.  Penghargaan Sahabat Buku di Lebanon untuk 

novel terbaik, dan diterbitkan oleh Dar Al-Tali’a di Beirut pada tahun 1966 M. 

e. ‘An al-rija>l wa al-bana>diq (Tentang pria dan senjata) 

Ini adalah kumpulan cerita pendek di mana Kanafani mengambil 

inspirasi dari kreativitas sastranya, kelupaan rakyat Palestina.  Koleksi ini 

diterbitkan di Dar al-Adab di Beirut pada tahun 1968. 

f. ‘Aid ila> haifa> (Kembali ke Haifa) 

Novel ini adalah "salah satu novel terindah yang ditulis oleh Ghassan 

Kanafani, dan salah satu novel terindah yang menyajikan tragedi Palestina 

dalam semua dimensi tragisnya, dan dengan kedalaman sastra yang 

istimewa. Dia pindah dari retorika dan slogan." Dalam perjalanan ke Haifa, 

ketika Saeed dan istrinya memutuskan untuk pergi ke sana, dan memeriksa 

rumah mereka, yang mereka tinggalkan dengan seorang bayi selama 

pertempuran Haifa pada tahun 1948.  Novel ini memberikan banyak ruang 

pada konsep emas patriotisme dan kewarganegaraan, dan menunjukkan, 

melalui asosiasi, kerasnya keadaan yang menyebabkan tragedi keluarga Said, 

dan mengedepankan konsep yang berbeda dari apa yang lazim bagi keluarga 

Said. makna tanah air dalam wacana Palestina, dan dengan demikian 

"pemilahan antara kontradiksi lebih parah dan pahit. Anak yang dilupakan 

oleh orang tuanya (Saeed dan Safia) di Haifa. Novel ini diterbitkan di Dar Al-

Awda, Beirut, pada tahun 1969. 
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g. Al-Qandi>l al-S{agi>r  (lentera kecil) 

Kisah ini adalah karya pertama Ghassan yang ditujukan untuk anak-

anak, dan dia menulis dalam pengantarnya: "Untuk menepati janjiku padamu 

dan membimbingku padamu, aku memutuskan untuk menulis sebuah cerita, 

dan saya akan menulis sebuah cerita yang disebut Little Lantern." Itu akan 

berkembang bersama anda saat anda dewasa.4 

Berdasarkan uraian singkat karya sastra Ghassan Kanafani, dapat 

dikatakan bahwa karya-karyanya sangat populer.  Dan ia memiliki ciri khas 

dalam tulisannya, yaitu bahwa semua karyanya berkaitan dengan 

perlawanan yang bertujuan untuk membebaskan Palestina, yang menjadi 

topik utama dalam penelitiannya, novel, cerita dan drama Palestina, di mana 

kehidupan menjadi siksaan yang terjadi di Palestina pada umumnya.  

Ghassan Kanafani selalu menggunakan tanah air Palestina sebagai kerangka 

novel-novelnya. 

Alasan Ghassan mengambil karya-karya tentang negara tempat ia 

dilahirkan adalah karena ia ingin mengungkapkan penderitaan rakyat 

Palestina dan untuk mewakili dirinya sendiri tentang perjalanan orang-orang 

Palestina dari Jaffa ke Acre, seperti yang ia saksikan ketika ia masih kecil 

dalam novelnya (Kembali ke Haif), dan menggambarkan kehidupan 

keluarganya di Acre dalam novelnya (Tanah jeruk  Al-Hadhin), penyakit dan 

rawat inapnya dalam novelnya (kematian ranjang 12). 

 

                                                             
ي إلْ  4

ي إلحديث، إلجزء إلرإبع.ص  ,ديب غسان كنفابن
ي إلْدب إلفلسطينن

 . 252-232موسوعة أبحاث ودرإسات فن
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B. Sinopsis al-Qand>il al-S{agi>r  

Kisah al-Qandi>l al-S{agi>r  adalah cerita pendek karya Ghassan Kanafani, 

adalah seorang penulis, novelis, dan pendongeng asal Palestina, yang 

diterbitkan pada tahun 2005. Cerita ini terdiri dari 71 halaman dan telah 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Noura Al-Shawa, serta 

diterbitkan oleh Yayasan Kebudayaan Ghassan Kanafani. Cerita ini juga 

diadaptasi menjadi pertunjukan teater anak-anak dan telah dipentaskan di 

berbagai teater Arab dan internasional. Kisah ini mengandung nilai-nilai dan 

makna penting, seperti memperkenalkan anak-anak pada konsep kebebasan 

dan pencerahan, mendorong pemikiran kreatif, serta membantu mereka 

berpikir di luar batasan yang sempit. Selain itu, cerita ini memberikan banyak 

nilai-nilai positif kepada anak-anak, seperti iman dan keadilan. 

Di sebuah istana besar, hiduplah seorang raja dan putri satu-satunya. 

Sang raja sangat dekat dengan putrinya, sehingga ia menulis surat wasiat 

yang penuh dengan misteri yang membingungkan. Jika putrinya berhasil 

memecahkan dan menguraikan misteri tersebut, ia akan menjadi pewaris 

istana. Wasiat tersebut mengharuskan sang putri untuk mencoba membawa 

matahari ke dalam istana. Setelah kematian ayahnya, putri membuka surat 

wasiat itu dan terkejut dengan teka-teki yang membingungkan ini. Ia 

memutuskan untuk melakukan perjalanan ke puncak gunung tertinggi, 

mencoba menangkap matahari dan membawanya ke istana, tetapi semua 

usahanya tidak berhasil. 
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Sang putri banyak berpikir, dan tabib atau penasihat istana 

memutuskan untuk meminta bantuan penduduk desa. Seorang lelaki tua 

berusaha membantu sang putri dengan membawa sebuah lentera kecil ke 

istana, tetapi ia gagal masuk karena dilarang oleh para penjaga istana besar. 

Orang tua itu mencoba berulang kali, namun selalu gagal, hingga akhirnya ia 

berhenti berusaha. 

Sang putri mendengar tentang kisah lelaki tua itu, lalu memerintahkan 

semua orang untuk mengundang setiap orang yang membawa lentera ke 

istana. Hanya dalam beberapa jam, pintu masuk istana dipenuhi oleh ribuan 

orang, masing-masing membawa lentera, termasuk lelaki tua tersebut. 

Namun, pertanyaannya adalah bagaimana semua orang dengan lentera ini 

bisa memasuki istana dengan pintu-pintu yang tertutup dan tembok yang 

tinggi. 

Sang putri berpikir dan memerintahkan agar dinding dan pintu istana 

dibongkar, sehingga lentera-lentera bisa masuk. Ketika pria itu melihat 

lentera-lentera masuk, ia berkata kepadanya, "Sekarang matahari telah 

masuk ke istana." Sang putri menyadari bahwa solusi terletak pada lentera 

kecil tersebut. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa sinar matahari 

telah masuk melalui pintu istana yang terbuka akibat pembongkaran dinding 

yang sebelumnya menghalangi cahaya. Saat itu, ia memahami maksud 

ayahnya dalam wasiat yang ditinggalkannya sebelum meninggal.5 

                                                             
"،  إلقنديل قصة ملخص 5  https: //wikiarab.com/  (18 mei 2024.).وكي عربإلصغي 
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BAB IV 

ANALISIS ESTETIKA DAN SPIRITUALITAS DALAM KISAH AL-QAND<IL AL-

S{AGI<R KARYA GHASSAN KANAFANI  

A. Bentuk Estetika Kisah al-Qandi>l al-S{agi>r’ Karya Ghassani Kanafani 

berdasarkan Pendekatan Sayyed Hossein Nasr 

Bentuk estetika dalam kisah  al-Qandi>l al-S{agi>r’, yaitu: 

1. Keterhubungan dengan Realitas Metafisik 

Nasr menekankan bahwa seni mencerminkan keindahan 

Tuhan dan mengarahkan manusia untuk memahami realitas 

metafisik. 

a. Kutipan Pertama 

 وَ 
َ
  نَّ كِ ل

َ
ْ مِ إلْ  ي 

َ
مْسَ مَا ة

َّ
 إلش

َّ
ن
َ
 أ
ْ
فت

َ
ش
َ
ت
ْ
ةِ إلجَبَلِ إِك  ؤِلَى قِمَّ

ْ
ت
َ
نَ وَ صَل ، حِي ْ

 وَ 
ً
ة
َ
زَإلُ بَعِيْد

َ
سَانٍ ت

ْ
 يُمْكِنُ لِإ ن

َ
 لا
ُ
ه
َّ
ن
َ
  أ

َ
 ؤِلى

ْ
ت
َ
عَاد

َ
مْسَ... ف

َّ
 إلش

َ
 يُمْسِك

ْ
ن
َ
أ

بْكِي 
َ
 ت
ْ
ت

َ
ذ
َ
خ
َ
احِ وَ أ

َ
ت
ْ
مِف
ْ
هَا باِل

ُ
ت
َ
رْف
ُ
 غ

ْ
ت
َ
ق
َ
ل
ْ
غ
َ
 وَ أ

ً
ة
َ
حَزِيْن صْرِ

َ
ق
ْ
 إل

 “Ketika Tuan Putri berhasil mencapai puncak gunung 

tersebut, ia pun mendapati kenyataan ternyata matahari masih 

sangat jauh di atas sana dan tidak bisa dijangkau oleh siapa 

pun.... lalu ia kembali ke istana dengan perasaan yang sangat 

gundah dan mengunci dirinya dalam kamar sembari menangis. 1   

Cerita di atas manusia tanpa Tuhan tidak berati apa-apa 

karena ia sadar bahwa sang putri tidak mampu menjangkau 

                                                             
 . 22ص.  قنديل الصغير،  الغسان كنفاني  1
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matahari tersebut secara tidak langsung ia memahami realitas 

metafistik yang sebenarnya.  

Ketika Tuang Putri mencapai puncak gunung, ia 

menyadari bahwa matahari yang dalam kutipan tersebut 

melambangkan kebenaran absolut, pencerahan ilahi, dan 

realitas transenden, masih sangat jauh di atas sana dan tidak 

dapat dijangkau oleh siapa pun. Ini mencerminkan pemahaman 

tentang betapa sulit bagi manusia untuk mencapai kebenaran 

ilahi yang sempurna. Meskipun manusia dapat mencapai 

pengetahuan tentang Tuhan dan realitas transenden, ada 

beberapa aspek yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia. 

Sebuah momen yang penting ditunjukkan oleh 

kekecewaan dan perasaan gundah yang dialami sang putri 

setelah mengetahui keterbatasan itu. Kesadaran akan 

keterbatasan itu merupakan bagian dari proses penyadaran 

yang lebih dalam, bukan akhir dari perjalanannya. 

b. Kutipan Kedua 

 
َ
 ف
َ
 : وَ مُ يْ كِ إلحَ  الَ ق

َ
 ك
َ
 لِ ذ

َ
  ك

َّ
 ؤِ ...سُ مْ إلش

َّ
 هَ ن

َ
 ا أ
ْ
ُ ك َ   نْ مِ  ي 

َ
 أ
ْ
 سِ مْ يُ  ن

َ
 ل  جُ ا رَ هَ ك

 إحِ وَ 
 
 د

 “Sang penasehat pun berkata, demikian juga matahari. Tuan 

putri tidak akan bisa membawanya masuk. Matahari terlalu 

besar untuk bisa dibawa oleh satu orang.”2 

                                                             
ي  2

،غسان كنفابن  .66ص.  ،  إلقنديل إلصغي 
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Kutipan dari pengertian di atas  penasehat itu 

menyatakan kepada sang putri bahwa matahari tidak bisa 

dibawa masuk seorang diri, segala sesuatu di alam semesta ini 

memiliki dimensi metafisik yang saling terhubung. Seperti 

matahari, tidak hanya sekadar benda langit yang memberikan 

terang dan kehangatan. Ia memiliki makna  yang lebih dalam 

yaitu prinsip ilahi, kekuatan kreatif, dan sumber kehidupan. 

Dan merupakan simbol kebenaran, kebijaksanaan, dan cahaya. 

Matahari yang terlalu besar untuk dibawa oleh satu orang 

dapat diartikan sebagai keterbatasan manusia untuk 

memahami sepenuhnya Realitas Tertinggi. 

Demikian juga dengan Tuan Putri, ia dapat dilihat 

sebagai simbol manusia yang berusaha untuk menangkap dan 

memahami kebenaran universal. Namun, sebagaimana 

matahari yang terlalu besar, Tuan Putri tidak dapat membawa 

atau menguasai kebenaran tersebut seorang diri. 

Makna yang lebih mendalam dari kutipan ini adalah 

tentang keterbatasan manusia dalam memahami dan 

menguasai kebenaran mutlak. Manusia harus menyadari 

posisinya sebagai bagian dari alam semesta yang terhubung 

secara metafisik, dan berusaha untuk berdialog dengan realitas 

tertinggi dengan sikap rendah hati dan penuh kesadaran. 



73 
 

 
 

Setelah membaca kisah al-Qand>il al-S{agir karya Ghassan 

Kanafani yang terdiri dari 71 halaman, peneliti menemukan 2 

kutipan yang mengandung keterhubungan dengan realitas 

metafisik. 

2. Pengalaman Spiritual 

 Seni memiliki peran penting dalam memfasilitasi pengalaman 

spiritual dan membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan. 

a. Kutipan Pertama  

 َ ْ صِي 
َ
 ت
ْ
ن
َ
إ أ
ً
بَد
َ
هَا أ

َ
يْشِْ ل

َ
نْ يَت

َ
 ل
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
ْ
ت
َ
إ وَعَرَف

ً
دِيْد

َ
ا ش

ً
 حَزِن

ُ
ة َ ْ مِي 

َ
 إلْ

ْ
ت
َ
حَزِن

 
ً
ة
َ
 مَلِك

 “Tuan putri menjadi semakin sedih dan menyadari ketidak 

mungkinan dirinya untuk menjadi ratu”3  

Kutipan tersebut dalam pemikiran Nasr, pengalaman 

spiritual yang sejati adalah perjalanan untuk mendekatkan diri 

kepada Realitas Tertinggi atau Tuhan. Dia menekankan bahwa 

tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk mencapai 

pemahaman dan kedekatan yang lebih mendalam dengan 

Tuhan. Dalam konteks teks ini, kesedihan dan kesadaran Tuan 

Putri akan "ketidak mungkinan dirinya untuk menjadi ratu" 

dapat dipandang sebagai titik balik yang dapat membawanya 

semakin dekat dengan Tuhan. 

                                                             
 44ص.  .،  القنديل الصغيرغسان كنفاني 3
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Peneliti berpandangan bahwa ketika manusia 

menghadapi keterbatasan dan kerapuhan dirinya, itu dapat 

menjadi pintu masuk bagi proses penyadaran spiritual yang 

mendalam. Kesadaran akan ketidak sempurnaan diri dapat 

memicu kerinduan akan kebenaran dan kesempurnaan yang 

mutlak, yaitu Tuhan. Dalam konteks ini, kesedihan Tuan Putri 

dapat dipandang sebagai manifestasi dari kerinduan jiwanya 

akan sesuatu yang lebih besar, lebih abadi, dan lebih sempurna 

daripada dirinya sendiri. Peneliti  melihat hal ini sebagai tanda 

bahwa Tuan Putri sedang berada di ambang pintu menuju 

pengenalan yang lebih mendalam terhadap Tuhan. 

Menurut peneliti  proses transformasi pengalaman  

spiritual yang sejati dimulai dengan melepaskan diri dari 

belenggu ego, keinginan, dan keterikatan-keterikatan duniawi. 

Kesadaran akan keterbatasan diri, seperti yang dialami Tuan 

Putri, dapat menjadi awal dari proses pelepasan ego tersebut. 

Ketika seseorang mampu melewati tahap ini dengan 

kesabaran dan kerendahan hati, maka ia dapat mulai membuka 

diri pada pengenalan yang lebih mendalam terhadap Tuhan. 

Menurut peneliti meyakini bahwa Tuhan senantiasa berusaha 

menarik manusia mendekat kepada-Nya melalui berbagai 

pengalaman spiritual. 
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Dalam konteks ini, kesedihan dan kesadaran Tuan Putri 

akan ketidak mungkinan menjadi ratu dapat dipandang sebagai 

pintu masuk bagi perjalanan spiritualnya yang semakin 

mendekatkan dirinya pada Tuhan. Proses ini membutuhkan 

kerendahan hati, kesabaran, dan keikhlasan, tetapi pada 

akhirnya akan membawa Tuan Putri pada pemahaman dan 

kedekatan yang lebih otentik dengan Realitas Tertinggi. 

Setelah membaca kisah al-Qandi>l al-S{agi>r karya Ghassan 

Kanafani yang terdiri dari 71 halaman, peneliti menemukan 1 

kutipan yang mengandung pengalaman spiritual. 

3. Refleksi Alam Semesta 

Nasr percaya bahwa seni merupakan refleksi dari harmoni 

alam semesta dan menjadi sarana untuk memahami hubungan 

manusia dengan alam. 

a. Kutipan Pertama 

لْ 
َ
بْوَإبَ...ه

َ
سْوَإرَ وَإلْ

َ
دِمْتِ إلْ

َ
كِ ه

َّ
ن
َ
ةٍ لِْ لِ مَرَّ وَّ

َ
 لْ

ُ
ث

ُ
إ يَحْد

َ
ذ
َ
عَمْ، ه

َ
)ن

مْسِ 
َّ
 إلش

َ
ة شِعَّ

َ
حْجُبُ أ

َ
ي ت ِ

نر
َّ
َ إل سْوَإرُ هِي

َ
 إلْ

َ
ك
ْ
 تِل

ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
سِيْت؟ ل

َ
ن

...(وَ  صْرِ
َ
وْلِ إلق

ُ
خ
ُ
عُهَا مِنْ د

َ
مْن
َ
 ت

 “Ya, ini terjadi pertama kali karena tuan putri telah 

merobohkan tembok istana dan pintu gerbang......apakah tuan 

putri masih ingat? Tembok-tembok itulah yang menghalangi 

sinar matahari sehingga tidak bisa masuk ke dalam istana…”.4  

                                                             
ي غسان كنفا4

، ص. بن  .62،  إلقنديل إلصغي 
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  Kutipan di atas,  dapat dilihat bahwa tembok dan pintu 

gerbang istana yang menghalangi masuknya sinar matahari 

dapat dimaknai sebagai simbol dari keterasingan manusia dari 

alam dan kecenderungan untuk mengisolasi diri. 

Ketika Tuan Putri "merobohkan tembok  istana dan 

pintu gerbang", itu dapat dipandang sebagai upaya untuk 

membuka diri pada kesatuan antara manusia dan alam. 

Tindakan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan 

keselarasan dan keharmonisan antara manusia dan lingkungan 

alamnya. 

Alam semesta memiliki peran penting sebagai medium 

bagi manusia untuk memahami Tuhan. Alam menjadi "tanda-

tanda" Ilahi yang menuntun manusia pada pemahaman  yang  

lebih dalam tentang Kebesaran, Keindahan, dan Kekuasaan 

Tuhan. Dengan di robohkannya tembok dan pintu gerbang, 

Tuan Putri seolah-olah sedang membuka dirinya untuk 

menerima dan terhubung kembali dengan alam. Hal ini dapat 

dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan antara 

manusia dan alam, serta memahami pesan-pesan yang 

terkandung di dalamnya. 

Peneliti meyakini bahwa ketika manusia mampu 

menghargai, menjaga, dan bersatu dengan alam, maka ia akan 

semakin dekat dengan Tuhan. Alam dapat menjadi sarana bagi 
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manusia untuk mengenal Tuhan secara lebih mendalam 

melalui refleksi, kontemplasi, dan penghayatan terhadap 

keindahan, keteraturan, dan kekuatan alam semesta. 

Tindakan Tuan Putri merobohkan tembok dan pintu 

gerbang dapat dipandang sebagai upaya untuk memulihkan 

hubungan manusia dengan alam, yang pada gilirannya dapat 

membimbing pada pemahaman yang lebih dalam tentang 

Tuhan dan realitas yang lebih luas. 

Setelah membaca kisah al-Qand>il al-S{agi>r karya Ghassan 

Kanafani yang terdiri dari 71 halaman, peneliti menemukan 1 

kutipan yang mengandung Refleksi Alam Semesta. 

4. Pengalaman Keindahan 

Keindahan dalam seni dipandang sebagai jendela untuk 

mengenal Tuhan, dan pengalaman keindahan tersebut membawa 

manusia kepada pemahaman yang lebih dalam tentang 

keberadaan.5 

a. Kutipan Pertama 

 وَ 
َ
 جْ ف

َ
 أ
ُ
  ة

َ
 ش

َ
 اه
َ
  تِ د

َ
َ مِ إلْ ْ  ي 

ُ
 مَ  ة

ْ
 ن
َ
 بً يْ جِ إ عَ رً ظ

َ
ي ا، ف ِ
 فن

ُ
  إلْ
ُ
 إلمُ  قِ ف

ْ
   دِ يْ عِ إلبَ  مِ لِ ظ

َ
 ك

َ
 ان

 
َ
 مِ حْ يَ  الِ جَ ن إلرِّ مِ  ف  آلا

ُ
 ل

َ
  ون

َ
 إلق
َ
 يَ وَ  لَ يْ ادِ ن

َ
 ت
َ
 ق
ِّ
 وْ مُ د

َ
  ن
َ
  وَ حْ ن

َ
   نْ مِ صْرِ إلق

َ
 ك
َ
 ةِ اف

 
َّ
 ... إحِي وَ إلن

 “Seketika, tuan putri menyaksikan pemandangan luar bias.  

Dalam kegelapan malam di kejauhan sana, bermunculan ribuan 

                                                             

5 Sayyed Hossein Nasr, Estetika Islam: Menemukan Tuhan melalui Keindahan. (Mizan, 
2022), h.128. 
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orang laki-laki membawa lentera di tangan masing-masing dan 

berjalan bergerak menuju istana dari segala penjuru”.6  

Kutipan di atas, dapat dipandang sebagai suatu fenomena yang 

mengandung makna yang dalam, yaitu gambaran tentang 

kerinduan manusia akan Cahaya Ilahi. Lentera-lentera yang 

dibawa oleh orang-orang itu dapat dimaknai sebagai simbol dari 

pencarian manusia akan Cahaya Tuhan yang menerangi jiwa 

mereka. 

Manusia memiliki naluri yang kuat untuk mencari Tuhan, 

untuk menemukan Kebenaran Absolut, dan untuk menyatu dengan 

realitas tertinggi. Peristiwa ini, dengan ribuan orang yang berjalan 

menuju istana, dapat dipandang sebagai representasi dari 

kerinduan universal manusia untuk mendekati Tuhan. 

Teks tersebut menyatakan bahwa alam dan segala 

fenomenanya, termasuk peristiwa yang dilihat Tuan Putri, adalah 

manifestasi dari Kehadiran Ilahi. Melalui refleksi dan kontemplasi 

terhadap fenomena alam, manusia dapat memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam tentang Tuhan. Dalam konteks ini, peneliti 

melihat pemandangan yang dilihat Tuan Putri sebagai jendela 

untuk memahami kedalaman kerinduan manusia akan Tuhan, 

serta merenungkan Kehadiran dan Kebesaran Ilahi yang tercermin 

dalam fenomena alam semesta. 

                                                             

 .61ص.  ،ديل الصغير،  القنغسان كنفاني 6
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b. Kutipan Kedua 

ا
َ
لَّ وَق

ُ
ي ك ِ
نر
َ
ك
َ
ي مَمْل ِ

 فن
ُ
 يُوْجَد

ُ
ه
َّ
ن
َ
رُ أ صَوَّ

َ
ت
َ
نْ أ

ُ
ك
َ
مْ أ

َ
ائِدِ إلحَرْسِ: ))ل

َ
 لِق

ْ
ت
َ
ل

ادِيْلِ((
َ
ن
َ
ذِهِ إلق

َ
 ه

      “Kata tuan putri kepada pengawal “Saya tidak pernah 

membayangkan sebelumnya ternyata banyak sekali lentera di 

dalam kerajaanku.”7  

 Kutipan di atas yaitu pernyataan Tuan Putri dapat 

dipandang sebagai sebuah pengakuan akan keterbatasan 

pengetahuan manusia. kerendahan hati dan kesadaran akan 

keterbatasan diri adalah kunci untuk dapat membuka diri 

terhadap Keagungan dan Kedalaman Tuhan yang 

termanifestasi dalam alam semesta. 

Tuhan adalah realitas yang Maha Agung dan Maha tak 

Terbatas, yang tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh akal 

manusia. Tuan Putri yang sebelumnya tidak membayangkan 

adanya banyak lentera di dalam kerajaannya, menunjukkan 

bahwa ada dimensi-dimensi Keagungan Tuhan yang 

sebelumnya tidak terpikirkan olehnya. 

Melalui pernyataan Tuan Putri ini, dapat  dilihat sebuah 

kesempatan bagi manusia untuk merenungkan keterbatasan 

diri dan membuka diri pada Kehadiran Tuhan yang tak 

terbatas. Hal ini dapat menjadi jendela bagi manusia untuk 
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semakin mengenal Tuhan secara lebih dalam, alam semesta 

dan segala fenomenanya adalah manifestasi dari Kebesaran 

dan Keindahan Ilahi. Ketika manusia mampu melihat dan 

merenungkan tanda-tanda Ilahi dalam alam, ia akan semakin 

dekat pada pemahaman tentang Tuhan. 

Pernyataan Tuan Putri dapat dipandang sebagai jalan 

untuk mengenal Tuhan, yang menekankan pentingnya 

kerendahan hati, keterbukaan, dan refleksi mendalam 

terhadap alam semesta dalam upaya memahami Realitas 

Tertinggi. 

Setelah membaca kisah al-Qand>il al-S{agi>r karya Ghassan 

Kanafani yang terdiri dari 71 halaman, peneliti menemukan 2 

kutipan yang mengandung pengalam keindahan menurut 

Sayyed Hossein Nasr.  

5. Transendensi Diri  

Melalui apresiasi seni, manusia dapat melampaui dirinya 

sendiri dan mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi 

tentang eksistensi dan Tuhan. 

a. Kutipan Pertama 

 عْ بَ وَ 
َ
  د

َ
 حْ ل

َ
  ةٍ ظ

َ
  مُ يْ كِ ا إلحَ هَ سَ لبَ أ

َ
 وَ  رِ إهِ وَ الجَ بِ  رَ نِ زْ إلمُ  اجَ إلت

َ
  الَ ق

َ
ا: هَ ل

 
َ
 حْ بَ صْ ))أ

ُ
 لِ مَ  ت

َ
 ك
ً
  ة

َ
 لِْ
َّ
 ن
َ
  ك
َ
 فِ ن

ْ
 ذ
َ
 يَّ صِ وَ  ت

َ
 دِ إلِ وَ  ة

َ
 إسْ وَ  ك

َ
 ت
َ
 عْ ط

َ
  ت
َ
 أ
ْ
  ن
َ
لَي مِ حْ ت

 
َّ
 ؤِ  سَ مْ إلش

َ
 لى

َ
 ...((صْرِ  إلق
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 “Sejurus kemudian ia memasangkan mahkota 

bertahtakan berlian ke kepala tuan putri yang masih belia itu 

dan berkata, “Tuan putri sekarang telah menjadi ratu lantaran 

berhasil menggenapi wasiat mendiang ayahanda raja untuk 

membawa matahari masuk ke dalam istana.”  8  

Kutipan tersebut adalah keyakini bahwa alam semesta, 

termasuk segala fenomena di dalamnya, adalah "kitab suci 

yang terbuka" yang dapat membimbing manusia untuk 

memahami Realitas Ilahi yang lebih dalam. Dia percaya bahwa 

setiap elemen dalam alam semesta memiliki makna spiritual 

yang dapat mengantarkan manusia pada pengenalan yang 

lebih otentik terhadap Tuhan. 

Peristiwa penting yang terjadi adalah ketika Tuan Putri 

yang masih belia diangkat menjadi ratu karena berhasil 

"membawa matahari masuk ke dalam istana". Dapat di 

memaknai bahwa peristiwa ini sebagai simbol bagaimana 

manusia dapat melampaui batas-batas dirinya sendiri dan 

mencapai pemahaman yang lebih tinggi tentang eksistensi dan 

Tuhan. Di sini matahari di katakan sebagai simbol dari Cahaya 

Ilahi, Kebenaran Absolut, dan Realitas Tertinggi. Ketika Tuan 

Putri yang masih belia mampu "membawa matahari masuk ke 

dalam istana", hal ini menunjukkan bahwa ia telah mencapai 
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suatu tingkat pemahaman yang luar biasa. Peristiwa ini 

merepresentasikan bagaimana manusia, melalui perjuangan 

spiritual dan pencarian yang tekun, dapat melampaui 

keterbatasan dirinya sendiri dan mencapai pengenalan yang 

lebih dalam terhadap Tuhan. Tuan putri yang masih belia telah 

mampu mengakses dimensi-dimensi keagungan dan 

kedalaman Realitas Ilahi yang sebelumnya tidak terjangkau 

oleh kebanyakan orang. 

Pencapaian Tuan Putri ini menunjukkan bahwa pada 

dasarnya manusia memiliki potensi untuk tumbuh dan 

berkembang melampaui batas-batas ego dan pemahaman 

biasa. Melalui latihan spiritual, kontemplasi, dan penyucian 

diri, manusia dapat membuka dirinya pada Kehadiran Tuhan 

Yang Maha Agung. Dengan demikian, teks ini dapat dipandang 

sebagai jendela untuk memahami bagaimana, manusia dapat 

melampaui dirinya sendiri dan mencapai tingkat pemahaman 

yang lebih tinggi tentang eksistensi manusia dan Tuhan melalui 

perjuangan spiritual dan pengaksesan terhadap dimensi-

dimensi Realitas Ilahi yang tersembunyi. 

Setelah membaca kisah al-Qand>il al-S{agi>r karya Ghassan 

Kanafani yang terdiri dari 71 halaman, peneliti menemukan 1 

kutipan yang mengandung transendensi diri menurut Sayyed 

Hossein Nasr.  
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B. Bentuk Spiritualitas Dalam Kisah al-Qandi>l al-S{agi>r’ Karya 

Ghassan Kanafani Pendekatan Sayyed Hossein Nasr 

1. Kesadaran akan Realitas Metafisik  

Spiritualitas menurut Nasr melibatkan kesadaran akan realitas 

metafisik yang melampaui dimensi materi dan fisik.9 

a. Kutipan Pertama 

 وَ 
َ
  نَّ كِ ل

َ
ْ مِ إلْ  ي 

َ
مْسَ ة

َّ
 إلش

َّ
ن
َ
 أ
ْ
فت

َ
ش
َ
ت
ْ
ةِ إلجَبَلِ إِك  ؤِلَى قِمَّ

ْ
ت
َ
نَ وَ صَل مَا ، حِي ْ

سَانٍ 
ْ
 يُمْكِنُ لِإ ن

َ
 لا
ُ
ه
َّ
ن
َ
 وَ أ

ً
ة
َ
زَإلُ بَعِيْد

َ
  ت

َ
 ؤِلى

ْ
ت
َ
عَاد

َ
مْسَ... ف

َّ
 إلش

َ
 يُمْسِك

ْ
ن
َ
أ

بْكِي 
َ
 ت
ْ
ت

َ
ذ
َ
خ
َ
احِ وَ أ

َ
ت
ْ
مِف
ْ
هَا باِل

ُ
ت
َ
رْف
ُ
 غ

ْ
ت
َ
ق
َ
ل
ْ
غ
َ
 وَ أ

ً
ة
َ
حَزِيْن صْرِ

َ
ق
ْ
 إل

“Ketika sang putri berhasil mencapai puncak gunung tersebut, ia 

pun mendapati kenyataan ternyata matahari masih sangat jauh di 

atas sana dan tidak bisa dijangkau oleh siapa pun.... lalu ia 

kembalike istana dengan perasaan yang sangat gundah dan 

mengunci dirinya dalam kamar sembari menangis.”10  

Kutipan di atas, yaitu sang putri berusaha mencapai puncak 

gunung dengan harapan dapat menjangkau matahari. Namun, 

ketika ia sampai di puncak, ia menyadari bahwa matahari masih 

sangat jauh dan tidak dapat dijangkau olehnya. Hal ini 

                                                             
9Sayyed Hossein Nasr, Kebutuhan Akan Sains Suci, (Mizan, 2021), h 23. 
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menggambarkan usaha manusia untuk mencapai realitas 

metafisik yang transenden. 

Menurut peneliti, spiritualitas melibatkan kesadaran akan 

realitas metafisik yang melampaui dimensi material dan fisik. 

Realitas metafisik, seperti Tuhan, Kebenaran Absolut, atau 

Keindahan Ilahi, adalah sesuatu yang tidak terjangkau secara 

langsung oleh indera dan kemampuan rasional manusia. 

Dalam kutipan, sang putri kembali ke istana dengan perasaan 

gundah dan mengurung diri di kamar sambil menangis. Hal ini 

menggambarkan rasa frustasi dan kebingungan yang dialami 

manusia ketika berusaha menjangkau realitas yang transenden, 

namun tidak mampu mencapainya. 

Ditekankan di sini bahwa realitas metafisik tidak dapat 

diverifikasi secara empiris, tetapi dapat dirasakan dan dialami 

melalui pengalaman spiritual yang mendalam. Praktik-praktik 

spiritual seperti kontemplasi, meditasi, dan pengalaman mistik 

dapat membantu manusia mengembangkan kesadaran akan 

dimensi realitas yang melambaui alam fisik. sang putri mungkin 

belum memiliki pemahaman dan kesadaran spiritual yang 

memadai untuk dapat menerima dan memahami keterbatasan 

manusia dalam menjangkau realitas metafisik yang transenden. 

Namun, pengalaman ini dapat menjadi titik awal bagi sang putri 

untuk menyadari dimensi spiritual yang lebih luas. Dengan 
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demikian, teks ini dapat dimaknai sebagai ilustrasi bahwa 

spiritualitas melibatkan kesadaran akan realitas metafisik yang 

melampaui alam material dan fisik, sesuatu yang tidak 

sepenuhnya dapat dijangkau oleh manusia melalui usaha dan 

kemampuan rasionalnya. 

b. Kutipan Kedua  

 عِ 
ْ
 ن
َ
 ا جَ مَ د

َ
  تِ سَ ل

َ
َ مِ إلْ ْ  ي 

ُ
  ة
َ
ي كِي بْ ت ِ

  فن
ُ
 رْ  غ

َ
 اهَ تِ ف

 “Ketika tuan putri duduk menangis dalam kamarnya.”11  

 Kutipan di atas bahwa sang putri merasa kebingungan harus 

berbuat apa.  

Menurut pandangan peneliti, spiritualitas tidak hanya 

mencakup pengalaman spiritual yang positif dan pencapaian 

ketenangan batin. Spiritualitas juga melibatkan proses pencarian, 

kebingungan, dan pergulatan untuk menemukan makna yang 

lebih dalam. 

Ketika tuan putri duduk menangis dalam kamarnya dan 

merasa bingung harus berbuat apa, hal ini dapat 

menggambarkan kondisi kebingungan dan kegundahan yang 

sering dialami manusia dalam perjalanan spiritualnya. Peneliti 

mengemukakan bahwa kesadaran akan realitas metafisik yang 

                                                             
ي 11
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melampaui dimensi materi dan fisik tidak selalu datang dengan 

mudah. 

Seringkali, manusia harus melewati masa-masa 

kebingungan, kerinduan, dan bahkan penderitaan sebelum dapat 

memperoleh pencerahan spiritual yang lebih mendalam. Tuan 

putri dalam kutipan ini tampaknya sedang berada dalam tahap 

ini, di mana ia menyadari adanya sesuatu yang transenden 

namun merasa kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. 

Menurut peneliti, spiritualitas melibatkan proses 

transformasi diri yang tidak selalu mudah dan mulus. Manusia 

harus bersedia menghadapi dirinya sendiri, mengatasi ego, dan 

membuka diri terhadap realitas yang lebih besar. Dalam 

perjalanan ini, perasaan kebingungan, kesedihan, dan ketidak 

pastian seringkali muncul sebelum akhirnya dapat mencapai 

pemahaman dan kesadaran spiritual yang lebih utuh. 

Kutipan ini dapat dimaknai sebagai gambaran tentang 

kondisi manusia yang sedang berada di tengah-tengah proses 

pencarian spiritual, di mana ia menyadari adanya dimensi 

metafisik namun masih merasa kebingungan dan tidak tahu 

harus berbuat apa. Peneliti menekankan bahwa spiritualitas 

melibatkan pengalaman transformatif yang tidak selalu linier dan 

mudah, namun justru melalui proses inilah manusia dapat 

menemukan makna dan kesadaran yang lebih mendalam. 
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Setelah membaca kisah al-Qand>il al-S{agi>r karya Ghassan 

Kanafani yang terdiri dari 71 halaman, peneliti menemukan 2 

kutipan yang mengandung kesadaran akan realitas metafisik 

menurut Sayyed Hossein Nasr.  

2. Pencarian Makna dan Kebenaran 

  Manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan 

spiritual yang mendalam untuk mencari makna dan kebenaran 

dalam hidupnya. 

a. Kutipan Pertam  

 
ْ
ت

َ
ذ
َ
خ
َ
 وَأ

ً
 يَائِسَة

ً
ة
َ
تِهَا حَزِيْن

َ
رْف
ُ
 غ

َ
 ؤِلى

ُ
ة ِ مِي 

َ
تِ إلْ

َ
  عَاد

ُ
ه
َ
ال
َ
كِرُ فِيْمَا ق

ْ
ف
َ
 ت

 وْ جُ إلعَ 
ُ
 لِ  ز
ْ
  إسِ رَ حَ ل

“Sang putri kembali ke kamarnya dengan perasaan sedih dan 

kecewa, dan merenungkan perkataan lelaki tua tadi kepada para 

pengawal.”  
12

 

Kutipan di atas Sang putri, sebagai manusia, memiliki 

kebutuhan spiritual yang mendalam untuk mencari makna dan 

kebenaran dalam hidupnya. Ketika ia kembali ke kamarnya, ia 

merasakan perasaan sedih dan kecewa. Hal ini menunjukkan 

bahwa proses pencarian makna dan kebenaran seringkali tidak 

mudah dan dapat menimbulkan gejolak emosional. Dalam situasi 

ini, sang putri kemudian merenungkan perkataan lelaki tua yang 
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tadi berbicara kepada para pengawal. Hal ini mengindikasikan 

bahwa ia berusaha untuk memahami dan memaknai apa yang 

disampaikan oleh orang lain yang dianggap memiliki pemahaman 

atau kebijaksanaan yang lebih tinggi. 

perenungan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan  

sang putri untuk menemukan makna dan kebenaran dalam 

kehidupan. Melalui kontemplasi dan keterbukaan terhadap 

perspektif orang lain, sang putri diharapkan dapat memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas dan tujuan 

hidupnya. 

Meskipun proses ini tidak mudah dan dapat menimbulkan 

ketidak nyamanan emosional, ditekankan bahwa pencarian 

makna dan kebenaran adalah inti dari spiritualitas manusia. 

Dengan kesabaran, kemauan, dan keterbukaan, sang putri dapat 

menembus batas-batas pemahaman yang selama ini diyakini dan 

mencapai pemahaman yang lebih utuh.  Dalam kutipan, perasaan 

sedih dan kecewa yang dialami oleh sang putri dapat dipandang 

sebagai bagian dari proses transformasi diri yang diperlukan 

untuk mencapai pencerahan spiritual dan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang makna dan kebenaran. 

Setelah membaca kisah al-Qand>il al-S{agi>r karya Ghassan 

Kanafani yang terdiri dari 71 halaman, peneliti menemukan 1 
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kutipan yang mengandung pencarian makna dan kebenaran 

menurut Sayyed Hossein Nasr. 

3. Penghormatan terhadap Alam Semesta 

Nasr menekankan pentingnya penghormatan terhadap alam 

semesta sebagai manifestasi keindahan Tuhan dan tempat di mana 

manusia dapat merasakan kehadiran Ilahi. 

a. Kutipan Pertama 

ةِ،  
َ
افِذ

َّ
 إلن

َ
ارَ ؤِلى

َ
ش
َ
( وَأ

َ
اك
َ
ن
ُ
 ه

َ
رِي ؤِلى

ُ
ظ
ْ
ن
ُ
كِنْ أ

َ
عَمْ، وَل

َ
الَ إلحَكِيْمُ )ن

َ
ق
َ
 ف

َ
 ك
َ
 ان
ْ
 ت

 
َّ
  مسُ إلش

َ
 ق
ْ
 بَ  د

َ
 د
َ
 أ
ْ
  ت
َ
َ ت
ْ

 شْ
 
 وَ  ق

َ
 ت
ْ
 د
ُ
  لُ خ

َ
 أ
َ
 عَ ش

ْ
 ا ؤِ هَ ت

َ
 لى

َ
 ، صْرِ  إلق

ُ
ة َ ْ مِي 

َ
وَصَاحَتِ إلْ

ةٍ(( لِ مَرَّ وَّ
َ
 لِْ

ُ
ث

ُ
إ يَحْد

َ
ذ
َ
، ه ء  عَجِيْب  ْ ي

َ
 ))شْ

“Betul, tapi coba lihat kearah sana “ kata penasehat sambil 

menunjuk ke arah jendela. Sontak tuan putri menjerit kaget, “ini 

sungguh luar biasa. Sungguh ini pertama kali terjadi!13 

Kutipan di atas tuan putri merasa takjub dengan keindahan 

matahari sebagai manifestasi dari sang pemberi keindahan. 

Sehingga sang putri merasakan adanya sang ilahi. Di dalam 

masyarakat yang memiliki pandangan tradisional tentang alam 

semesta, setiap fenomena alam, dipandang sebagai manifestasi 

dari kehadiran Ilahi. Ketika penasehat mengarahkan perhatian 

tuan putri ke arah jendela dan ia menjerit kagum, bahwa reaksi 
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ini mencerminkan kesadaran spiritual yang mendalam tentang 

alam. 

Saat menyaksikan keindahan matahari, sang tuan putri 

merasa takjub dan merasakan adanya Sang Ilahi yang menjadi 

sumber segala keindahan. Alam semesta dipandang sebagai kitab 

suci yang dengannya manusia dapat membaca tanda-tanda 

kebesaran Tuhan. 

Reaksi Tuan Putri yang merasa takjub dan merasakan 

kehadiran Sang Ilahi melalui fenomena alam, mencerminkan 

pemahaman bahwa alam bukanlah sekadar realitas fisik, 

melainkan mengandung dimensi spiritual yang sakral. Sang putri 

menyadari bahwa keindahan alam adalah manifestasi dari sang 

pemberi keindahan. Dalam hal ini ditegaskan bahwa tradisi 

spiritual yang menghormati alam semesta, setiap peristiwa alam, 

bahkan yang luar biasa, dipandang sebagai tanda-tanda 

kebesaran Tuhan yang perlu disikapi dengan rasa hormat, 

kepekaan, dan kesadaran spiritual yang mendalam. 

Setelah membaca kisah al-Qand>il al-S{agi>r karya Ghassan 

Kanafani yang terdiri dari 71 halaman, peneliti menemukan 1 

kutipan yang mengandung penghormatan terhadap alam 

semesta menurut Sayyed Hossein Nasr. 

 

 



91 
 

 
 

4. Kesadaran akan Keterbatasan Manusia 

Spiritualitas mengajarkan manusia untuk menyadari 

keterbatasan dirinya sendiri dan ketergantungan yang mutlak pada 

Tuhan. 

a. Kutipan Pertama 

ش
َ
ت
ْ
ةِ إلجَبَلِ إِك  ؤِلَى قِمَّ

ْ
ت
َ
نَ وَ صَل ، حِي ْ

َ
ة ْ مِي 

َ
كِنَّ إلْ

َ
 وَل

َ
مْسَ مَا ف

َّ
 إلش

َّ
ن
َ
 أ
ْ
ت

زَإلُ 
َ
  ت

ً
ة
َ
سَانٍ  بَعِيْد

ْ
 يُمْكِنُ لِإ ن

َ
 لا
ُ
ه
َّ
ن
َ
  وَ أ

“Ketika sang putri berhasil mencapai puncak gunung tersebut, ia 

pun mendapati kenyataan ternyata matahari masih sangat jauh di 

atas sana dan tidak bisa dijaungkau oleh siapa pun...”14  

Kutipan di atas peneliti menggunakan sebuah perumpamaan 

untuk menggambarkan keterbatasan manusia. Dalam 

perumpamaan tersebut, terdapat seorang putri yang berhasil 

mencapai puncak gunung. Namun, ketika berada di puncak, ia 

mendapati bahwa matahari masih sangat jauh di atas, dan tidak 

dapat dijangkau oleh siapa pun. Hal ini merepresentasikan 

keterbatasan manusia dalam memahami dan mencapai realitas 

tertinggi.  

Meskipun manusia dapat berusaha sekuat tenaga untuk 

mencapai pemahaman spiritual yang lebih tinggi, ada batasan-

batasan yang tidak dapat dilampauinya. Ada aspek-aspek 
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transenden dalam realitas yang berada di luar jangkauan 

manusia. Di sini ditekankan bahwa kesadaran akan keterbatasan 

manusia ini adalah hal yang penting dalam tradisi spiritual. 

Menyadari keterbatasan diri dapat mendorong seseorang untuk 

lebih rendah hati, lebih sadar akan kebergantungannya pada 

Realitas Ilahi yang Maha Tinggi. Hal ini dapat membantu 

seseorang membuka diri dan meningkatkan kesadaran 

spiritualnya.  

Jadi, dalam kutipan ini, penelitian menggunakan  

perumpamaan putri di puncak gunung untuk menyampaikan 

pesan tentang pentingnya menyadari keterbatasan manusia 

dalam memahami realitas tertinggi. Kesadaran ini adalah fondasi 

penting bagi pencarian spiritual yang lebih mendalam  

b. Kutipan Kedua  

ي حُزْنِهَاوَ  ِ
 فن
 
ة
َ
ارِق
َ
َ غ مَاهِي

َ
 بَيْن

 “Ketika tengah tenggelam dalam kesedihan mendalam...”15 

Kutipan di atas bahwa sang putri merasa sedih karena tidak 

mampu membawa matahari ke dalam istana sesuai dengan 

wasiat mendiang ayahnya, disin dilihat sang putri menyadari 

keterbatasan dirinya sendiri tidak  mampu bisa apa-apa tanpa 

tuhan. 
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Setelah membaca kisah al-Qand>il al-S{agir karya Ghassan 

Kanafani yang terdiri dari 71 halaman, peneliti menemukan 1 

kutipan yang mengandung Kesadaran akan Keterbatasan 

Manusia menurut Sayyed Hossein Nasr. 

5. Pemahaman tentang Tujuan Hidup 

Melalui spiritualitas, manusia dapat memahami tujuan hidupnya 

dan bagaimana mencapai kesempurnaan spiritual. 

a. Kutipan Pertama 

 
َ
 ق
َ
  تِ ال

َ
َ مِ إلْ ْ  ي 

ُ
 ة

َ
 : ))ل
َ
 ق
ْ
  د
َ
 مَ هِ ف

ُ
  ت
ُ
ْ  لَّ ك ي

َ
 إلآن...ؤِ  ءٍ شْ

َّ
  ن

َ
 إلق
َ
َ غِ إلصَ  لَ يْ ادِ ن ْ  ي 

َ
 ة

 جْ مُ 
َ
 عَ مِ ت

 
َ  ة   هِي

َّ
  سُ مْ إلش

َّ
ي إل ِ
 نر

َ
 صَ  ق

َ
 د
َ
 ي((دِ إلِ ا وَ ه

“Sekarang menjadi jelas bagiku” kata tuan putri. “Lentera-lentera 

kecil yang berkumpul ini tidak lain adalah matahari yang 

dimaksud oleh mendiang ayahanda untuk saya temukan.”16 

Kutipan di atas, bahwa tuan putri merasa sudah memahami 

tujuan hidupnya, dalam tradisi spiritual, alam semesta dipandang 

sebagai cermin yang dimana manusia dapat memahami tujuan 

dan makna hidupnya. Fenomena-fenomena alam diyakini 

mengandung pesan-pesan kosmik yang dapat membimbing 

manusia mencapai kesempurnaan spiritual. Matahari dalam 

pandangan tradisional diyakini sebagai simbol dari Realitas 

Spiritual Tertinggi, Sang Pencipta. Saat tuan putri menyadari 
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bahwa "lentera-lentera kecil" yang dilihatnya adalah manifestasi 

matahari yang dicari, ia telah menemukan petunjuk untuk 

memahami tujuan hidupnya dan hakikat Realitas Tertinggi. 

Tradisi spiritual yang dianut, alam semesta dianggap sebagai 

"kitab suci" yang dengannya manusia dapat membaca tanda-

tanda kebesaran Tuhan. Dengan kesadaran dan kepekaan 

spiritual yang mendalam, tuan putri mampu memaknai fenomena 

alam sebagai jalan untuk mencapai kesempurnaan dirinya. 

Dapat dipahami bahwa dalam tradisi ini, manusia dapat 

memahami tujuan hidupnya dan mencapai kesempurnaan 

spiritual melalui penghormatan dan pengkajian mendalam 

terhadap alam semesta sebagai manifestasi Sang Pencipta. Reaksi 

tuan putri menunjukkan ia telah mencapai pemahaman ini.  

Setelah membaca kisah al-Qand>il al-S{agi>r karya Ghassan 

Kanafani yang terdiri dari 71 halaman, peneliti menemukan 1 

kutipan yang mengandung pemahaman tentang tujuan hidup 

menurut Sayyed Hossein Nasr. 

6. Keselarasan dengan Kehendak Ilahi 

Spiritualitas mengajarkan manusia untuk hidup sesuai dengan 

kehendak Tuhan dan mencapai keselarasan dengan kehendak-Nya. 
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a. Kutipan Pertama 

 
ُ
 إلمَلِك

َ
 مَات

ْ
د
َ
ق
َ
 ل

َّ
 وْ جُ إلعَ  بُ يِّ إلط

ُ
  ز

َّ
 حَ ي ذِ إل

َ
  مَ ك

َ
 وَ ط
ُ
 بِ  هِ رِ مْ عُ  لَ إ

ْ
 عَ ال

ْ
 لِ د

 وَ 
َّ
 لذِ إ

َ
 بَّ حَ ي أ

ُ
   ه
َ
 ك
َّ
 اف
َ
  ة

َّ
 اسِ إلن

Sang raja sudah sepuh dan dikenal adil dan bijaksana serta 

sangat dicintai oleh seluruh rakyat baru saja meninggal.”17  

    Kutipan di atas, menggambarkan bahwa setiap manusia itu 

mengalami kematian tanpa memandang tahta baik seorang raja 

atau pun seorang rayat biasa. Menjelaskan bahwa kutipan "Sang 

raja sudah sepuh dan dikenal adil dan bijaksana serta sangat 

dicintai oleh seluruh rakyat baru saja mangkat." Menggambarkan 

bahwa setiap manusia, baik raja maupun rakyat biasa, pada 

akhirnya akan mengalami kematian tanpa memandang status 

atau kedudukan. 

Kutipan ini merupakan interpretasi yang tepat. Kematian 

adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh semua manusia, 

tidak peduli apakah mereka adalah seorang raja yang adil dan 

bijaksana ataupun rakyat biasa. Hal ini menunjukkan bahwa 

semua manusia pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan, 

tanpa memandang perbedaan derajat atau kedudukan di dunia. 

Berdasarkan pemahaman ini, teks yang disebutkan 

sebelumnya, yang mengajarkan manusia untuk hidup sesuai 

                                                             

ي  17
ي  ,كنفابن

 .12، ص ،  إلقنديل إلصغي  غسان كنفابن
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dengan kehendak Tuhan dan mencapai keselarasan dengan-Nya 

menurut Sayyed Hossein Nasr, menjadi lebih bermakna. 

Kematian yang menimpa sang raja yang adil dan bijaksana dapat 

menjadi pelajaran bagi manusia untuk tidak terlalu terikat 

dengan kehidupan duniawi, melainkan lebih mengarahkan hidup 

sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan memahami hakikat 

kematian yang tidak memandang status, manusia dapat lebih 

fokus untuk mencapai keselarasan dengan kehendak Tuhan, 

sebab pada akhirnya semua manusia akan kembali kepada-Nya. 

Ini adalah pesan yang penting untuk diteladani dalam menjalani 

kehidupan. 

b. Kutipan Kedua 

اقِ 
َ
ق ي إلز  ِ

 فن
فنَ
َ
ت
ْ
 إِخ

ْ
د
َ
 ق
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َّ
 ؤِلَّ

ُ
ادِيَه

َ
ن
ُ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ة  إلْمي 

ْ
ت
َ
إلمُجَاوِرِ حَاوَل

 مِنَ إلحَرَسِ 
ْ
بَت

َ
ل
َ
نَ ط   وَحِي ْ

ُ
ه
ْ
وإ عَن

ُ
 يَبْحَث

ْ
ن
َ
   أ

ْ
د
َ
 ق
ُ
 إلعَجُوْز

َ
ان
َ
 عِ بَ  ارَ صَ  ك

ً
إ د

 جِ 
ً
 إد

 “ketika tuan putri berusaha memanggilnya agar kembali namun 

lelaki tua tersebut telah menghilang di balik gang  yang terdekat, 

dan ketika tuan putri meminta beberapa pengawal untuk 

mencarinya, lelaki tua tersebut sudah terlalu jauh.”18  

Kutipan di atas, tuan putri ingin memuliakan lelaki tua 

tersebut, karena di pandang oleh para pengawal-pengawalnya 

sangat rendah. Sedangkan Tuhan sendiri mengajarkan manusia 

                                                             
ي  12
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untuk saling menghargai sesama tanpa memandang status sosial 

dan lain sebagainya dalam hal ini sang putri telah 

megapalikasikan kehendak tuhan untuk saling menghargai dalam 

kesehariannya". Dalam konteks ini, tuan putri telah menunjukkan 

perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu memandang 

semua manusia dengan setara dan berusaha untuk memuliakan 

mereka, terlepas dari pandangan atau perlakuan orang lain. Hal 

ini dapat dilihat sebagai upaya tuan putri untuk mencapai 

keselarasan dengan kehendak Tuhan. Di sini dijelaskan bahwa 

tindakan tuan putri ini mencerminkan pentingnya saling 

menghargai sesama tanpa memandang status sosial. Dengan 

demikian, kutipan tersebut menggambarkan contoh konkret dari 

bagaimana seseorang dapat menerapkan kehendak Tuhan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Setelah membaca kisah al-Qand>il al-S{agi>r karya Ghassan 

Kanafani yang terdiri dari 71 halaman, peneliti menemukan 2 

kutipan yang mengandung keselarasan dengan kehendak Ilahi 

menurut Sayyed Hossein Nasr.  
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7. Pengalaman Mistis dan Kontemplasi 

Spiritualitas juga mencakup pengalaman mistis dan kontemplasi 

yang membawa manusia lebih dekat kepada pengalaman langsung 

dengan Tuhan.19 

a. Kutipan Pertama 

ذِيْ  
َّ
 إل

ِّ
ط
َ
عْرِفْ صَاحِبَ إلخ

َ
مْ ت

َ
هَا ل

َّ
ن
َ
 لِْ

ُ
ة َ ْ مِي 

َ
ارَتِ إلْ

َ
 وَإِحْت

َ
ك
ْ
بَ تِل

َ
ت
َ
ك

وْ 
َ
مْسِ وَل

َّ
هَا عَنِ إلش

َ
وَإصِلَ بحْث

ُ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
ْ
رَت رَّ

َ
هَا ق

َّ
كِن
َ
 وَل

َ
ة َ ْ غِي 

 إلصَّ
َ
ة
َ
إلجُمْل

لَّ يَوْمٍ.. 
ُ
قِ إلجَبَلِ ك

ُّ
سَل
َ
 لِت

ْ
ت رَّ

َ
ط
ْ
 إِض

 “Tuan Putri bingung bukan main di butanya karena ia sama sekali 

tidak mengetahui siapa yang menulis surat tersebut. Namun 

terbesit tekad di hatinya untuk terus mencari matahari meski 

harus mendaki gunung tinggi setiap hari....”20  

Kutipan di atas, Tuan Putri mengalami kebingungan dan 

ketidak tahuan mengenai asal-usul surat yang diterimanya. Ini 

dapat dilihat sebagai representasi dari kondisi manusia yang 

sering berada dalam "kebutaan" spiritual, tidak mengetahui 

makna yang lebih dalam dari realitas. 

Namun, meskipun berada dalam kebingungan, tuan putri 

memiliki "tekad di hatinya" untuk terus mencari "matahari". 

Dalam hal ini, "matahari" dapat dimaknai sebagai realitas 

spiritual yang lebih tinggi, yaitu pengalaman langsung dengan 

Tuhan. 
                                                             

19Sayyed Hossein Nasr, Islam: Agama, Sejarah, dan Peradaban, (Mizan, 2014), h. 243. 

 32 .ص ,،  القنديل الصغيرن كنفانيغسا 24
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Teks menyebutkan bahwa tuan putri bersedia "mendaki 

gunung tinggi setiap hari" demi mencapai tujuan spiritualnya. Ini 

menggambarkan usaha dan kerja keras yang diperlukan dalam 

proses kontemplasi dan pencapaian pengalaman mistis. 

Menurut peniliti, pengalaman mistis dan kontemplasi yang 

mendalam dapat membawa manusia pada pemahaman yang 

lebih dekat dengan Tuhan. Meskipun awalnya manusia mungkin 

dalam kebingungan, tekad dan usaha yang gigih dapat membuka 

jalan menuju pengalaman transformatif. 

Jadi, kutipan ini dapat ditafsirkan sebagai gambaran 

simbolik dari proses kontemplasi dan pencapaian pengalaman 

mistis. Tuan putri mewakili upaya manusia untuk mencapai 

kesatuan dengan Tuhan melalui pencarian spiritual yang tekun 

dan berkesinambungan. 

Setelah membaca kisah al-Qand>il al-S{agi>r karya Ghassan 

Kanafani yang terdiri dari 71 halaman, peneliti menemukan 1 

kutipan yang mengandung pengalaman mistis dan kontemplasi 

menurut Sayyed Hossein Nasr. 

C. Relasi  Estetika Dan Spritualitas Dalam Kisah al-Qandi>l al-S{agi>r’ 

Karya Ghassan Kanafani Pendekatan Sayyed Hossein Nasr. 

Hasil pembacaan dalam kisah menunjukkan bahwa, terdapat 

relasi estetika dan spiritualitas dalam kisah al-Qandi>l al-S{agi>r karya 
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Ghassan Kanafani yang telah dianalisis berdasarkan pendekatan 

Sayyed Hossein Nars memiliki hubungan yang erat antara satu sama 

lain di dalam cerita tersebut. 

Beberapa kutipan dalam kisah al-Qandi>l al-S{agi>r, 

mencerminkan estetika yang memberikan keindahan terhadap narasi, 

penggambaran karakter dan suasana keseluruhan cerita. Penggunaan 

bahasa yang indah, dekripsi yang mendalam, serta alur cerita yang 

memikat dapat membangkitkan rasa keindahan yang menyentu hati. 

Estetika dalam kisah ini tidak hanya sekedar tentang keindahan 

visual, tetapi juga tentang keindahan batin dan makna yang tekandung 

di dalamnya. 

Spiritualitas dalam kisah ini tercermin melalui nilai-nilai 

kebijaksaan, ketulusan, dan pencarian makna hidup yang mendalam. 

Kisah ini dapat menjadi sarana untuk merenungkan eksistensi 

manusia, hubungannya dengan alam semesta dan pencarian akan 

kebenaran mutlak. Dalam konteks spiritualitas kisah ini menginspirasi 

pembaca untuk merenungkan eksitensi diri sendiri dan hubungan diri 

dengan Sang Ilahi. Dengan demikian, dalam menganalisis kisah al-

Qandi>l al-S{agi>r, melalui pendekatan  Sayyed Hossein Nars, estetika dan 

spiritualitas saling terkait dan saling melengkapi. Keindahan cerita 

dan makna yang dalam dapat menajdi jalan bagi pembaca untuk 

merasakan kehadiran  yang lebih besar dan mendalam dalam 

kehudupan sehari-hari.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai penelitian tentang estetika 

dan spiritualitas dalam sastra kontemporer kisah al-Qandi>l al-S{agi>r karya 

Ghassan Kanafani dengan Pendekatan Sayyed Hossein Nasr, peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Bentuk estetika dalam kisah tersebut digambarkan melalui, 

realitas metafisik, pengalaman spiritual, refleksi alam semesta, 

pengalaman keindahan dan ransendensi diri.  

2. Bentuk spiritualitas dalam kisah tersebut digambarkan melalui, 

kesadaran akan realitas metafisik, pencarian makna dan 

kebenaran, penghormatan terhadap alam semesta, kesadaran akan 

keterbatasan manusia, pemahaman tentang tujuan hidup, 

keselarasan dengan kehendak Ilahi serta pengalaman mistis dan 

kontemplasi. 

3.  Relasi antara estetika dan spiritualitas di dalam kisah al-Qandi>l al-

S{agi>r terjadi melalui upaya manusia untuk mencari makna dan 

kebenaran yang lebih dalam. Kedua aspek tersebut menjadi jalan 

bagi manusia untuk merasakan kehadiran Tuhan dan keindahan 

alam semesta. 
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B. Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian ini, dengan pendekatan Sayyed Hossein Nasr, dapat 

membantu dalam mengembangkan pemahaman tentang hubungan antara 

estetika dan spiritualitas dalam sastra khususnya pada karya Ghassan 

Kanafani, ini dapat memberikan wawasan baru bagi para peneliti sastra. 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam 

pengembangan studi sastra Arab kontemporer, khususnya dalam memahami 

dimensi estetika dan spiritualitas yang terkandung di dalamnya. Penelitian 

ini dapat menjadi referensi bagi para penulis, kritikus, dan akademisi dalam 

menganalisis karya sastra Arab kontemporer al-Qandi>l al-S{agi>r Karya 

Ghassan Kanafani. 
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