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KATA PENGANTAR 
 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat 
Allah swt, karena hanya dengan segala rahmat, nikmat dan 
hidayah-Nya berupa kesehatan, dan juga ilmu pengetahuan, 
maka penulisan buku ini dapat diselesaikan. Shalawat dan 
salam tentunya tercurah pula kepada Rasulullah 
Muhammad saw sebagai Rasul yang bukan hanya 
mengemban risalah kerasulan namun juga risalah 
kemanusiaan, sehingga beliau disebut sebagai rahmatan lil 
alamin. 

Selesainya penulisan buku ini berkat kontribusi 
banyak pihak yang berjasa, baik langsung maupun tidak 
langsung selama proses penulisan buku ini. Karenanya 
dengan segala kerendahan hati penulis bermaksud 
menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan tak 
terhingga kepada: 
1. Prof. Dr. H. Abd. Qadir Gassing, HT,. MS., selaku 

Rektor UIN Alauddin Makassar, yang dengan segala 
kebijakannya membawa UIN Alauddin Makassar terus 
berkembang. 

2. Prof. Dr. Bahaking Rama, MS., selaku Ketua Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) 
yang secara langsung memberi dukungan strategis bagi 
lancarnya program gerakan 1000 buku yang sangat luar 
biasa ini. 

3. Prof. Dr. Sabri Samin, M. Ag., selaku Kepala Lembaga 
Penjaminan Mutu UIN Alauddin beserta jajaran, atas 
kesempatan dan bantuannya sehingga penulisan buku 
ini dari proposal hingga penyelesaiannya dapat 
disetujui. 

4. Dr. Hj. Muliaty Amin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi atas bantuan serta ruang 
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partnership yang begitu baik sehingga penulis 
mempunyai kebanggaan tersendiri dalam menjadi 
bagian dari institusi yang beliau pimpin sekarang ini, 
begitu juga dengan segenap unsur pimpinan serta para 
dosen Fakultas Dakwah yang sangat luar biasa. 

5. Rekan-rekan di ruang redaksi Jurnal Tabligh di Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi, di Lembaga Character Building 
Program UIN Alauddin serta semua pihak yang tidak 
dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah 
berkontribusi terhadap penulis dalam proses 
penyelesaian buku ini. 

Buku ini merupakan kajian filosofis atas realitas 
Filsafat yang masih “melangit” sebuah realitas yang 
meletakkan Filsafat di alam yang tak tersentuh oleh dunia 
empiris. Lulus dalam seleksi penulis buku terlebih lagi saat 
menyetor naskah yang mungkin masih “amburadul” 
sehingga harus diedit lagi, merupakan kehormatan besar 
dan istimewa bagi semua dosen termasuk saya. Karena 
tersedianya wadah berupa institusi Gerakan 1000 Buku UIN 
Alauddin ini merupakan jalan yang “sedikit lebih mudah” 
bagi para penulis untuk menulis buku. Buku ini 
mengembangkan alur gagasan filsafat dalam dunia 
kritisisme. Di dalamnya banyak memuat kajian tentang 
dunia akademik yang lebih empiris yang diberikan aroma 
filsafat sehingga mengesankan keinginan untuk menjawab 
pertanyaan besar “mengapa kita harus berfilsafat”?. Dengan 
mendekati dinamika kehidupan dengan berbagai krisis di 
dalamnya, filsafat hendak berbicara tidak saja untuk 
mempertegas jati dirinya sebagai salah satu pohon eksistensi 
meminjam istilah Ibnu ‘Arabi-yang tertua akan tetapi di sini 
filsafat juga mengajukan dirinya sebagai saksi atas nestapa 
manusia sehingga filsafat perlu menyelesaikan nestapa itu 
dari misteri kefakumannya. Janganlah menghadirkan aspek 
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jalal-Nya Allah saja di muka bumi ini tetapi hadirkanlah 
lebih banyak aspek jamal-Nya.  

Sedemikian indah bahkan mungkin rumit daftar 
keinginan untuk memenuhi isi buku ini sehingga “enak 
dilahap”, namun hambatan-hamabatan yang kerapkali 
mendera penulis sehingga ia hadir seperti sekarang ini 
dalam bentuk  refleksi penuh warna. Berhenti untuk menulis 
bukan pilihan yang baik apalagi berhenti untuk 
menuntaskan konstruksi buku ini sehingga dapat tersuguh 
secara memadai di hadapan pembaca. Oleh karena itu apa 
yang tersaji sekarang ini adalah tahapan atau fase sementara 
dari sekian fase yang menjadi target penyelesaian ideal 
sebuah buku. Apa yang akan berkembang dan apa yang 
masih tersimpan dalam benak penulis serta apa yang 
bersifat korektif konstruktif merupakan bagian pencapaian 
fase selanjutnya. 

Penulis yakin jika masih terdapat banyak 
kekurangan di dalamnya. Karenanya kritikan dan solusi 
penulis amat nantikan, sehingga penelitian ini menjadi lebih 
baik lagi. semua bantuan dan dukungan dari semua pihak 
semoga mendapat ridha dan dinilai sebagai pahala yang 
indah serta mendapat balasan dari Allah. Amiin. 

      
Makassar, 5 September 2014 

 
Penulis 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Pertama-tama mempelajari masalah filsafat baik yang 

dilewati melalui sejarah perkembangannya, tokoh-tokoh 
serta pemikirannya, maupun melalui aliran-alirannya 
sebagai conceptional learning merupakan pengalaman dan 
pengamalan hidup yang sangat asyik. Keasyikannya terletak 
pada berbagai konsep serta gugatan-gugatan logika yang 
serasa “menempeleng” status berpikir yang telah ada, 
filsafat seolah-olah datang “mencibir” cara berpikir yang 
telah ada sekaligus menuduh bahwa ada cara yang selama 
ini sangat keliru atau segera ditinjau ulang karena tidak 
memenuhi syarat dan ciri radikalitas filsafat. Perjalanan dari 
zaman ±  600 tahun sebelum Masehi hingga kini memang 
terasa luar biasa, keluar biasaannya terletak pada 
kekaguman pada betapa canggihnya orang berpikir pada 
saat itu yang rasa-rasanya belum tentu dapat ditandingi oleh 
generasi manusia sekarang ini. Aspek yang lain yang 
menarik ialah berimaginasi betapa hebatnya mereka yang 
pada saat itu belum didukung oleh kecanggihan ilmu dan 
teknologi tetapi sudah begitu ideal dan optimis dalam 
mengadu gagasan sekaligus konsisten dengan gagasannya 
tersebut. Dewasa ini tentu hal yang sangat langka dan sulit 
ditemukan lagi. 

Apa, bagaimana, kemudian seperti apakah peran 
filsafat baik dalam konteks berteori maupun praktis 
merupakan pertanyaan ontologi, epitemologi serta aksiologi 
filsafat yang selalu menggugah dan mengemuka dalam 
diskusi-diskusi dengan mahasiswa di ruang-ruang bahkan 
sepanjang perkuliahan. Seringkali mahasiswa terjebak dalam 
keasyikan menghafal atau menjadikannya sebagai media 
presentasi untuk memantapkan jatidiri sebagai intelektual 
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pada konsep-konsep yang bermuatan, apa dan bagaimana 
filsafat itu? Juga sejarah dan kehebatan atau keunikan 
pemikiran para tokoh, baik era Yunani Kuno, era 
pertengahan, era modern ataupun post modern. 

Mengapa terjebak, karena setelah mahasiswa melalui 
proses seperti itu, malah kebingungan mau diterapkan 
kapan, oleh siapa, di mana, bagaimana dan seperti apa 
masalah tersebut? Mau di terapkan macam apa, 
pengetahuan tersebut dalam kaitannya dengan tindakan 
atau gagasan keseharian mereka. Atau lebih spesifik lagi 
bagaimana pengetahuan tersebut diimplementasikan dalam 
tulisan-tulisan baik yang berhubungan dengan beban wajib 
akademik seperti skripsi, tesis atau disertasi maupun yang 
berhubungan dengan non akademik seperti dalam ucapan, 
tindakan dan pengalaman keseharian baik di lingkungan 
kampus, di rumah, di jalanan, di lingkungan sosial, di dalam 
berorganisasi, berpolitik, berserikat, berkumpul dan lain 
sebagainya. 

Kajian ini dilakukan untuk menawarkan cara atau 
tepatnya menawarkan argumentasi bahwa filsafat itu tidak 
hanya berada di dalam buku-buku atau hanya milik para 
filosof yang “membanggakan” penghafal gagasannya akan 
tetapi juga harus lebih bersifat introduktif yaitu lebih relevan 
dengan kepentingan masyarakat sendiri. Secara mendasar 
kepentingan buku ini hadir di ruang pembaca ialah 
menegaskan filsafat sebagai metode atau cara berpikir 
sekaligus bertindak yang wujudnya adalah ketelitian, kehati-
hatian, kekonsistenan, keelokan, kesantunan serta 
kecerdasan hidup, baik dalam ruang-ruang hidup persona 
maupun kelompok bermasyarakat. 

Telaah sumber data menggunakan metode analisis 
kualitatif dengan mengeksplor berbagai sumber literature 
baik yang bersifat atau dalam bentuk buku, majalah, koran, 
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maupun media on line yang diambil dari internet. Dari 
sejumlah sumber data yang bersifat primer tersebut, upaya 
analisisa yang bersifat komparatif interpretative hermeneutis 
dengan konteks perkembangan eksistensi Filsafat di tengah 
komunitas akademik baik dalam dinamika pembelajaran 
maupun dalam dinamika realitas Filsafat ditengah 
masyarakat. 

A. Filsafat Yunani Kuno Mewarnai Filsafat 
Kontemporer 

     Tercatat dalam berbagai literatur filsafat menjadi 
bacaan para “pencinta”nya bahwa narasi besar bangsa 
Yunani merupakan “kerabad” dekat filsafat. Cerita ini 
merupakan cerita jauh sebelum nabi Isa al-Masih atau 
Masehi lahir, ini adalah fakta di mana manusia 
sesungguhnya sudah mengenal peradaban sejak lama. 
Orang Yunani yang hidup pada abad ke -6 Sebelum Masehi 
mempeunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatunya 
harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber pada mitos 
atau dongeng yang kemudian dipatenkan menjadi sakral. 
Kebanaran yang datang atau bersumber pada akal (logika) 
tidak berlaku kecuali yang bersumber atau berhimpitan 
dengan dongeng suci. 

Setelah abada ke -6 SM muncul sejumlah ahli pikir 
kaum progresif reformis “ala tempoe doloe” yang diawali 
oleh kerisauan mereka akan kevakuman nalar sehingga 
meransang jiwa karasa mereka untuk menentang adanya 
mitos yang begitu mengunci akal. Mereka justeru 
menginginkan adanya pertanyaan (jadi pertanyaan itu 
penting, bukan hanya jawaban yang penting) tentang misteri 
alam semesta ini di mana jawabannya dapat diterima atau 
terkonfirmasi secara logis oleh akal (rasionalitas). 
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Hebatnya ialah bahwa justeru situasi lain muncul ke 
permukaan yakni terjadinya demitologi terhadap kultur 
yang sudah begitu meransek ke relung-relung terdalam 
kehidupan zaman itu. Demitologi artinya, suatu kebangkitan 
pemikiran untuk menggunakan akal pikir dan 
meninggalkan hal-hal yang bersifat atau disifati oleh mitos. 
Ini merupakan upaya atau ikhtiar untuk mengarahkan 
kepada suatu kebebasan berpikir. Kelompok ini kemudian 
mengembangkan konsep-konsep yang dilandasi kekuatan 
akal pikir secara murni yang kemudian melahirkan, “the 
Greek Miracle” atau peristiwa ajaib yang melandasi 
peradaban dunia. 

Sejak manusia dalam sejarah yang dibentangkan dari 
negeri para dewa Yunani itu dapat berpikir karena 
keheranan atau ketakzubannya terhadap misteri alam 
sehingga lahirlah filsafat. Filsafat yang di dalamnya terdapat 
ilmu dan keyakinan sejak pertumbuhannya sering berbeda 
jalan sehingga yang dibutuhkan sesungguhnya ialah 
berpikir dan berpikir. Berpikir sumbernya ialah keheranan 
sedangkan berkeyakinan itu sumbernya adalah ketakzuban. 
Maka dari itu seringkali dilukiskan bahwa pelaku atau 
pekerja filsafat adalah akal sedangkan musuhnya adalah 
hati. Pertentangan antara akal dan hati itulah pada dasarnya 
isi sejarah filsafat. Di dalam sejarah filsafat kelihatan akal 
pernah menang, pernah kalah. Hati pernah berjaya juga 
pernah kalah, kedua-duanya pun pernah sama-sama 
menang. Di antara keduanya dalam sejarah, telah terjadi 
pergumulan merebut dominasi dalam mengendalikan 
kehidupan manusia. Yang dimaksud dengan akal di sini 
ialah akal logis yang bertempat di kepala sedangkan hati 
adalah rasa yang kira-kira bertempat di dalam dada. Akal 
itulah yang menghasilakan pengetahuan logis yang disebut 
filsafat sedangkan hati pada dasarnya menghasilkan 



10 

pengetahuan supralogis yang disebut pengetahuan mistik, 
iman termasuk di sini (?). Ciri umum filsafat yang berakar 
dalam tradisi Yunani kuno adalah rasionalisme di mana 
mencapai puncaknya pada orang-orang Sofis. 

Dalam  sejarah  filsafat kegalauan bangsa Yunani 
untuk bertanya tentang realitas dijadikan atau dimajukan 
sebagai pangkal sejarah Filsafat Barat. Dengan kata lain, 
alam pikiran filsafat Barat (Eropa) secara historis bermula 
sejak munculnya alam pemikiran Yunani. Pada masa itu ada 
keterangan yang menjelaskan bagaimana orang Yunani itu 
mencari keterangan tentang terjadinya alam semesta serta 
penghuninya tetapi keterangan berdasarkan kepercayaan. 
Kaum yang disebut sebagai cendekia awal tidak puas akan 
keterangan itu lalu mencoba mencari keterangan melalui 
budinya. Mereka menanyakan dan encari jawabannya, 
apakah sebetulnya alam itu, apakah intisarinya ? Mungkin 
yang  beraneka warna yang ada dalam alam ini dapat 
dipulangkan kepada yang satu. Mereka mencari inti alam, 
dengan istilah mereka : yakni arche alam (arche dalam bahasa 
Yunani berarti mula, asal).  
  Tampaknya orang Yunani cepat mempertanyakan 
sesuatu yang datang menggoda pikiran mereka atau tidak 
melewatkan begitu saja deretan gejala, fenomena dan fakta 
yang melayang-layang di atas kepala mereka. Mereka cepat 
merespon, mereka cepat bereaksi dengan mengajukan secara 
dialogis apa yang muncul dalam benaknya. 
  Alam pikiran bangsa Yunani ketika itu dapat disebut 
tidak stagnan, mereka secara tidak sistemik merencanakan 
perubahan-perubahan cara berpikir dengan cepat 
mengambil inisiatif perubahan. Ada kesadaran yang hadir di 
tengah-tengah dinamika kehidupan mereka ketika itu yakni 
tidak mau puas dengan status quo.   
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Ada sejumlah fakta yang secara dialektis 
melatarbelakangi munculnya perubahan cara berpikir yang 
juga disebut sebagai latar belakang terjadinya daya kritis 
orang Yunani. Situasi ini merupakan gerakan kritis warga 
yang terdorong oleh kemauan keras untuk menguji naluri 
mereka secara serius dan bertanggungjawab.  

Kesadaran kritis ini pada dasarnya bertumpu pada 
kondisi bangsa Yunani pada saat itu yang berkisar pada 
faktor bertahannya kepercayaan yang bersifat mitos yang 
hadir di dunia tidak  nyata. Penting dicatat bahwa kesadaran 
kritis yang mengambil pola konfrontatif ini adalah tahapan 
lebih lanjut atau kontinuitas perkembangan yang jauh 
dimulai sebelumnya. Penting untuk dicatat disini bahwa 
setiap perkembangan merupakan kelanjutan wajar dari 
tahapan-tahapan perkembangan sebelumnya. Jadi tidak tiba-
tiba muncul, ia merupakan dialektika zaman yang saling 
terkait bahkan menyerap. 

Kenyataan bangsa Yunani telah terlibat dalam 
pergumulan berbagai corak berperadaban yang dipengaruhi 
langsung oleh kondisi internal mereka telah mendorong 
perubahan lebih lanjut. Kekuatan bangsa Yunani dalam 
bergeliat menangkap perubahan adalah akal kritis yang 
justeru berakar pada faktor begitu lamanya mereka 
terkekang dan terlilit oleh budaya mitos yang cukup lama 
bertahan mewarnai kehidupan mereka. Di samping akar 
mitos yang begitu kuat dan lama, juga ada faktor lain yakni 
fenomena sastra yang telah menjadi tradisi kehidupan 
bangsa Yunani. Fenomena mitos dan sastra yang tumbuh 
disekitar atau yang mengitari kehidupan orang Yunani 
justeru menunjukkan daya serap bangsa Yunani sendiri 
yang terbukti sangat tinggi dengan indikasi sikap reaktif 
obyektif mereka atas kondisi subyektif yang menurut orang 
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Yunani sendiri (pada saat itu) harus dibongkar secara 
radikal mengedepankan semagat reformasi.    

Menurut cerita bahwa orang Grik (Yunani) 
dahulunya lebih banyak percaya pada takhayul dan 
dongeng. Mereka percaya pada dongeng-dongeng ini 
disebabkan oleh adanya keajaiban dari alam itu sendiri, 
sehingga terkadang membuat mereka kagum, takut dan 
heran. Dengan perasaan dan alasan seperti ini mereka 
menganggap bahwa keajaiban yang terdapat pada alam 
realitas ini penuh dengan dewa-dewa serta biduanda dan 
bidadarinya yang sejenis, serta dengan bermacam-macam 
jenis dan namanya. Setelah itu lama-kelamaan timbul 
“Fantasi” cetakan pikiran yang menjadi barang peradaban 
manusia bermula. 

Dengan memiliki dongeng dan takhyul, orang 
Yunani sangat peka terhadap hal-hal yang ajaib sehingga 
mereka senantiasa berangan-angan terhadap yang indah-
indah, yang menjadikan dasar bagi mereka untuk mencari 
pengetahuan yang semata-mata hanya untuk mencari tahu 
saja. Dengan seringnya melihat keajaiban pada alam, maka 
mereka senantiasa mengajukan pertanyaan dalam hati “dari 
mana datangnya kejadian di alam ini” Mengapa kita begini, 
bagaimana kemajuan dan kemana sampainya” 

Setelah bertahun-tahun keberadaan dan perubahan 
demi perubahan dan perkembangan pada alam itu, 
membuat orang-orang Yunani terpikat olehnya. Sehingga di 
balik kebesaran alam tersebut juga terdapat alam yang lebih 
kecil dan kompleks, sehingga mereka cenderung 
memandang dirinya sebagai “Microcosmos.” Atas dasar itu 
senantiasa muncul dalam benak mereka pertanyaan tentang 
alam kecil yang ada dalam dirinya. Bagi mereka alam kecil 
itu merupakan alam lahirnya. Dari keyakinan seperti ini 
membuat mereka selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
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seperti: “apa wujud lahirku, apa kewajibanku? Betapa 
seharusnya sikapku dan di mana seharusnya aku dapatkan 
kebahagiaan?. 

Dengan dasar itulah muncul keinsafan dalam diri 
mereka tentang kewajiban hidup dan bertindak etik. 
Ternyata pada pandangan mereka terutama orang Yunani 
Kuno menyimpulkan bahwa segala peristiwa dan kejadian 
itu pada pokoknya hanya satu yaitu kebenaran.1 Alasannya 
adalah untuk melihat fenomena atau gejala alam seperti itu 
(berbagai bencana dan keteraturan serta keindahan alam). 
Ilmu dan cara pandangnya serta metodenya adalah satu saja 
yaitu ingin tahu karena ia cinta pada pengetahuan sehingga 
diberilah nama atau istilah “Philosopia”2 Philosophia artinya 
“cinta akan pengetahuan” atau pengetahuan tentang hikmah” (Fil 
dan Safah).3 

Sebagaimana kebiasaannya, orang-orang Grik 
memandang alam itu dengan sebulat-bulatnya. Sehingga 
hampir seluruh filosof Grik memiliki ahli dalam dunia 
kefilsafatan juga memiliki dan mempelajari segala macam 
ilmu pengetahuan. 

Karena penguasaan terhadap ilmu pengetahuan itu 
mereka selalu cinta mencari kebenarannya. Dengan 
pencarian yang sebenarnya inilah sehingga selalu disebut 
“Filosof”. Bagi orang yang mendalami dunia filsafat setidak-
tidaknya mereka tidak pernah puas dan tidak ada 
penghabisannya. Sehingga dalam hidupnya ia 
menghabiskan waktu untuk mencari dan mencari serta 

 
1 Muhammad Hatta, Alam Pikiran Yunani (Jakarta: Tinta Mas, 

1986), h. 3 
2 Zuhairani, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 

1992), h. 3. 
3 Ibid  
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selalu mengajukan beberapa pertanyaan dengan metode 
(dialektika. Beberapa bentuk dialektikanya sebagai berikut;“ 
Apakah barang yang lahir itu merupakan barang yang sebenarnya 
atau hanyalah bayangan dari sifat atau pokok yang lebih mendalam 
letaknya? (Plato). Ada juga filosof yang mengumpamakan 
dunia luar “Merupakan kiasan dari dunia yang asli karena 
dunia yang asli itu “Aperium” yang tak pernah berkeputusan 
(Anaxsimandros). Bahkan terdapat pula filosof memandang 
dunia ini hanyalah ikatan jiwa, maksudnya sebagian kita 
tiada lain daripada udara, menyatukan tubuh kita demikian 
pula Udara mengikat dunia ini menjadi satu.4 

Para filosof sebelum mendapatkan jawaban dari 
semua masalah yang ditelitinya, mereka selalu mengajukan 
beberapa pertanyaan seperti: 
1. What: Dengan pertanyaan ini seorang filosof akan 

menemukan hakikat sesuatu itu yang bersifat teoritis 
yang menyangkut masalah sifat dan ciri-ciri hakikat. 

2. Why: Pertanyaan ini ketika seorang filosof berhadapan 
dengan kosmos maka ia akan menanyakan mengapa bisa 
terjadi seperti itu. Maka mereka dapat menggunakan 
bentuk pertanyaan lanjut dengan tiga bentuk: a). 
Penyebab (causal): Apa yang menyebabkan gejala alam 
bisa terjadi seperti itu baik yang kecil maupun masalah 
yang besar. b). Tujuan: Apa tujuan kosmos membentuk 
hal-hal yang aneh dan kekurangan serta kelebihannya. c). 
Struktural: Pertanyaan yang muncul disebabkan oleh 
adanya hubungan struktural antara masalah yang satu 
dengan yang lain misalnya: Ia beralasan seperti itu karena 
ia telah melihatnya. Yang jelas bahwa satu-satunya 
menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu, dan 
rasa ingin tahu inilah pertama munculnya perasaan 

 
4 Ibid., h. 12 
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berfilsafat. Karena berfilsafat adalah mencari yang benar 
berarti ia termasuk orang-orang yang bijaksana. 

3. Where: Dengan pertanyaan ini filosof senantiasa mengkaji 
asal mula dari mana datangnya alam ini secara 
epistemologi dan di balik itu mendorong filosof mengkaji. 

4. When: Melalui pertanyaan seperti ini sang filosof bertanya 
tentang waktu terciptanya “archa-archa” sebagai 
bentuk/form yang menjadi sebab materi selanjutnya. 

5. How: Bentuk pertanyaan ini diajukan oleh sang filosof 
ketika berhadapan dengan sejumlah form realita kosmos 
ini, kemudian mendorong filosof untuk mengkaji 
keanekaragaman materi. 

6. Who: Pertanyaan ini menyangkut masalah sumber 
pencipta pertama “causa prima” terhadap sejumlah 
benda yang ada. 

Karakter yang terjadi ribuan tahun lalu di Yunani ini 
merupakan karakter yang dibutuhkan dalam 
mempertahankan eksistensi dan esensi kehidupan. Apa 
yang bisa dipetik dari bangsa Yunani adalah  bahwa Yunani 
telah mempersiapkan generasi selanjutnya termasuk era 
Kontemporer sekarang ini dengan kritisisme yang kuat. 
Kritisisme mewarnai budaya dan sistem sosial kehidupan 
mulai dari praktek dan cara pandang kemanusiaan secara 
sosiologis, kultural dan politik. Investasi bangsa Yunani 
dalam zaman kontemporer atau disebut sebagai Filsafat 
kontemporer sangat besar meskipun ada kontekstualisasi 
atau modifikasi secara ekstensif. Ekstensifikasi perubahan 
paradigma Yunani Kuno hingga era modern sampai pada 
era kontemporer dewasa ini mengimplikasikan banyak hal 
antara lain, munculnya model atau karakter baru, tema 
pemikiran yang diusung, gagasan dasar, konsentrasi issu 
dan lain-lain. 
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1. Maenstream Filsafat Kontemporer yang 
bercorak Yunani 
Penting untuk mengemukakan beberapa aspek yang 

terkait dengan apa yang dewasa ini sangat relevan. 
Persoalan relasi-relasi kehidupan kemanusiaan terhadap diri 
sendiri, sesama, dunia dan Tuhan adalah program yang 
secara paradigmatic telah tercetus dalam relung-relung 
pemikiran Yunani dan dalam semarak perkembangan 
filsafat kontemporer ini menemukan penajaman-penajaman 
yang menyengat. Narasi makna dalam teks-teks atau 
fenomena, kejamakan realitas dan kebenaran serta 
perjuangan menciptakan keseimbangan hidup merupakan 
beberapa dari penazaman tersebut.   

Sejak semula telah disadari kesulitan yang dihadapi 
untuk menengarai ciri pemikiran Filsafat Kontemprer. 
Namun tidak berarti bahwa abad ke duapuluh yang telah 
usai tidak melahirkan pemikiran-pemikiran filsafat. yang 
cukup brilian. Husserl, Heidegger, Sartre, Ricoeur, Jaspers 
yang dikenal sebagai tokoh-tokoh fenomenologi eksistensial, 
termasuk segelintir pemikir yang memperlihatkan corak 
pemikiran yang mengarah pada problem-problem 
kemanusiaan seperti: kebebasan eksistensial. Mereka 
termasuk anak zamannya yang mencoba mengantisipasi 
dampak negatif iptek seperti: keterasingan, massifikasi, 
robotisasi, dan sebagainya termasuk pencemaran 
lingkungan. Tokoh-tokoh fenomenologi eksistensial ini 
mengekpresikan cuatan pemikiran filsafatinya berdasarkan 
kenyataan kongkrit yang melanda manusai modern lantaran 
pendewaan terhadap pola pikir. 

Pendewaan akal pikir yang dihembuskan sejak 
zaman Renaissance dan digalakkan lagi pada zaman 
Aufklarung telah menghasilkan revolusi ilmu pengetahuan 
alam (naturwissnschaften) yang luar biasa. Kemajuan ilmu 
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pengetahuan yang bercorak positivistik mengantar manusia 
modern pada pola pikir yang serba terukur (measurable), 
serba pasti. Segala persoalan yang dihadapi umat manusia  
dicoba pecahkan melalui metode positivistik dan dasar-
dasar matematik. Soerjanto telah mensinyalir perkembangan 
filsafat sejak abad ketujubelas beralih dari wawasan 
ontologis kewawasan matematis. Peralihan ini benar-benar 
membawa perubahan besar yang membangkitkan revolusi 
ilmu pengetahuan yang mengubah cara pandang manusia 
secara kuantitatif, hal mana berarti matematisasi pandangan 
dunia (Soerjanto, 1991: 15). Manusia modern menemukan 
standarisasi ilmiah atas dasar paradigm yang jelas dan 
terpilah-pilah (clear and distinct). Epistemologi melahirkan 
metodologi yang positvistik, kuantitatif, ekspirimental. 
Edwar Zisel melihat perkembangan metode eksperimental 
dan matematika itu telah mengakibatkan muculnya dua 
kelompok ilmuwan sosial. Kelompok pertama adalah kaum 
humanis dan ilmuwan di perguruan tinggi yang mengusai 
ilmu pengetahuan dan tradisi skolastik abad pertengahan 
tetapi lemah dalam ketrampilan teknis dan bahkan 
mencibirkan kerja kasar. Kelompok kedua adalah tukang-
tukang, namun berkat pengalaman kerjanya sehari-hari 
memiliki pengertian praktis (Soerjanto, 1991: 16) 

Epistemologi sebagai salah satu cabang filsafat yang 
membahas tentang sumber pengetahuan, watak 
pengetahuan dan berbagai teori kebenaran sejak abad 
ketujubelas selalu diwarnai ketegangan di antara kubu 
rasionalisme dan empirisme. Masing-masing mengklaim 
kebenaran pada pihaknya. Di satu pihak rasionalisme 
menganggap rasio merupakan sarana yang paling 
terpercaya untuk menangkap kebenaran. Di pihak lain 
empirisisme menanggap hanya pengalaman yang paling 
memadai untuk menangkap kebenaran. Ketegangan di 
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antara kedua kubu ini coba di jembatani oleh Kant melalui 
kritisisme. Kant menganggap akal saja belum cukup untuk 
menangkap kebenaran, perlu didukung oleh pengalaman. 

Sintesis yang dilakukan Kant ini selanjutnya 
berkembang menjadi idealisme atau rasionalisme abad XIX 
dan positivisme atau empirisme XIX. Sejak itu belum ada 
pemikiran filsafat yang mampu menjembatani idealisme dan 
positivisme ini seperti yang dilakukan Kant diabad 
kedelapanbelas. Filsafat pasca Kant hanya mengulang-ulang 
problem yang pernah dicetuskan para filosuf yang 
sebelumnya. Problema yang paling dominan adalah 
problema epistemologis, khususnya persoalan metodologis. 

Reaksi-reaksi yang muncul kemudian lebih banyak 
terarah pada lingkup yang terbatas sifatnya. Mazhab 
analitika bahasa misalnya, yang dimotori oleh G.E.Moore, 
Russell dan Wittgenstein, muncul sebagai reaksi terhadap 
Neo-Hegelianisme di Inggris (Charlesworth, 1959: 17). 
Mazhab analitika bahasa sebagai suatu corak pemikiran 
filsafat yang khas Anglo-Saxon mengangkat tema bahasa 
filsafat sebagai ciri pemikiran fisafat logosentrisme 
(Hamersma, 1987: 141). Pada akhirnya mazhab analitika 
bahasa itu sendiri mengalami tahap perkembangan yang 
cukup mendasar yakni, atomisme logis (logical atomism) 
dengan tokohnya Russell dan Wittegenstein I; positvisme 
logis (logical positivism) yang dimotori oleh Schlick semula 
dikenal sebagai tokoh mazhab Wina dan berkembang pada 
pemikiran A.J.Ayer dan filsafat bahasa biasa (ordinary 
language philosophy) dengan tokohnya Wittgenstein II, 
J.L.Austin dan Gilbert Ryle. Kubu atomisme logis dan 
positivisme logis berpendirian bahwa bahasa sehari-hari 
tidak cukup memadai untuk menyampaikan maksud-
maksud filsafat, sehingga diperlukan bahasa yang logis dan 
mempunyai standar ilmiah. Kubu filsafat bahasa biasa 
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berpendapat sebaliknya, bahasa biasa sudah cukup 
memadai untuk menyampaikan maksud-maksud filsafati 
sejauh diberikan penjelasan terhadap penyimpangan yang 
terjadi (Alston, 1964: 4). Kubu filsafat bahasa biasa inilah 
yang memperlihatkan pandangan yang bercorak pluralistik, 
karena bertitik tolak dari kenyataan sehari-hari. 

Reaksi lain muncul dari pascamodernisme yang 
beraksi terhadap filsafat modern dan melanjutkan secara 
lebih kritis filsafat fenomenologi Husserl dan Heidegger. 
Fenomenologi adalah filsafat tentang makna, di mana makna 
diasumsikan dapat diperoleh pada suatu wilayah yang pasti 
yang dapat dikenal langsung. Karena wilayah itu dapat 
dikenal langsung, maka dengan sendirinya ia nampak 
sebagai suatu kehadiran pada persepsi kita. Husserl 
menganggap kehadaran ini sebagai suatu kemungkinan 
untuk menemukan bentuk eksperesi murni dari realitas 
sebagai dunia penghayatan kita sehari-hari. Fenomenologi 
di dalam pemikiran mengenai sejarah, menurut Tommy 
Awuy,  mengambil konsep ada sebagai titik tolak untuk 
memhami dunia kesadaran sebagai esensi historis (Tommy 
Awuy 1993: 104. Pascamoderinisme yang sedang melejit 
dalam kurun waktu belakangan ini memberikan penazaman 
yang lebih ekstrim pada konsep-konsep fenomenologi tetang 
pemahaman makna melalui metode dekonstruksi seperti 
yang dilakukan Derrida dan Rorty. Tokoh lain 
pascamoderinisme, Lyotard mengangkat konsep language-
games sebagai pisau analisa untuk indrustrialisasi modern. 

Di sini mulai terlihat benang merah yang mengitari 
tema pluralitas dalam perspektif filsuf-filsuf kontemporer. 
Bahwasannya tema pluralitas yang banyak diangkat 
pemikiran dalam waktu belakangan ini tidak bisa 
dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah filsafat Barat 
yang bisa dirunut sejak filsuf-filsuf Yunani Kuno yakni, 
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Parmenides dan Heraklitus. Kedua pandangan yang 
bersitegang tentang persoalan “yang tetap” dan “yang 
bergerak” disentisiskan oleh Plato melalui dunia ide dan 
dunia bayang-bayang. Tema ini diperluas menjadi persoalan 
antara “hal banyak” (multiple) dan “hal satu” (unity) yang 
terus berkembang sebagai sampai kepemikiran filsafat 
modern yang menghadapkan rasionalisme dengan 
kecendrungan pada unity dan empirisme dengan 
kecendrungan plurality. Oleh karena itu perbincangan 
mengenai pluralitas dalam alur pemikiran kontemporer di 
suatu pihak membangkitkan nostalgia masa lampau sejarah 
filsafat yakni concern terhadap metafisika, namun di pihak 
lain memperlihatkan karakteristik filsafat kontemporer yang 
akrab dengan fenomena kehidupan kongkrit. Tema 
pluralitas juga menunjukkan bahwa problem umat manusia 
di abad keduapuluh ini telah menjadi sedemikian beragam, 
sehingga para pemikir kontemporer dituntut untuk memiliki 
wawasan berpikir yang luas dan bernuansa. Namun juga 
harus jeli dalam melihat persoalan umat manusia agar tidak 
terjebak pada cara berpikir periphery. 

2. Pluralitas dan Kejamakan Keberadaan Manusia 
Peneguhan hakiki tentang kesejatian kebenaran itu 

terletak pada penerimaan secara tulus akan lapisan relasi 
yang tumbuh dan menubuh dalam kehidupan. Aku ada 
karena orang lain, lingkungan atau dunia (alam, iptek dan 
bekerja/kebebasan berikhtiar) serta Tuhan ada dalam diriku, 
merupakan kesejatian itu. Idealisme menjadi tidak tunggal, 
idealisme itu bercorak, coraknya adalah pragmatism, 
materialism dan relatifisme. Paham pluralisme mempunyai 
signifikansi autentik di sini, artinya menerima kejamakan 
secara terbuka dan wajib. 

Pluralitas (plurality) berasal dari bahasa Latin, pluribus 
yang mengacu jumlah lebih dari satu, jamak, banyak.  
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Pluralitas berarti menunjuk pada sesuatu atau realias yang 
banyak, majemuk, lebih dari satu. Paham yang 
berpandangan bahwa realitas itu terdiri dari bagian-bagian 
yang masing-masing bersifat otonom disebut pluralisme. 
Dagobert G. Runes menyatakan bahwa pluralitas merupakan 
suatu teori yang menganggap kenyataan itu terdiri dari 
suatu substansi atau dua substansi, melainkan banyak 
substansi. Teori-teori yang dapat dimasukkan dalam 
pluralitas di antaranya teori para filosuf Yunani Kuno yang 
menganggap kenyataan terdiri dari udara, tanah, api dan air 
– dalam upaya mencari Arkhe atau asal usul alam semesta – 
tingkatan monade dari Leibniz; pandangan Herbart tentang 
banyak benda dalam dirinya sendiri; teori pragmatisme 
William James tentang yang banyak “yang dapat 
dikerjakan” (Dagobert D. Runes, 1979: 241). Sebelum dibahas 
lebih jauh pandangan beberapa pemikir kontemporer 
tentang pluralitas ini, maka perlu dilihat terlebih dahulu 
pandangan para filsuf tentang kesatuan (unity), sebab 
munculnya pluralitas itu adalah sebagai reaksi terhadap 
monism yang sangat menekan pada kesatuan (unity). 
Pengertian pluralitas selalu dilawankan dengan unitas atau 
kesatuan, sedangkan paham yang menganggap bahwa 
realitas berasal dari “yang satu” dinamakan monism. Runes, 
menjelaskan bahwa monism dalam perkembangan filsafat 
Barat mengandung pengertian sebagai berikut: 

“Pertama, monisme secara metafisis berarti 
pandangan yang menganggap adanya satu 
kenyataan dasar. Aliran ini sering disebut 
Singularisme. Parmenides dari Elea dianggap 
sebagai pemuka monism kuno. Dikatakan bahwa 
yang ada itu sama sekali satu, sempurna dan tidak 
dibagi-bagi. Sedangkan pemuka monisme modern 
adalah Spinoza yang menganggap hanya ada satu 



22 

substansi. Substansi ini adalah Yang Esa, Kekal, Tak 
Terbatas, Mandiri, Tidak Tergantung Pada Apapun 
di luar-Nya. Karena itu segala sesuatu yang ada – 
karena keterbatasanya – tergantung pada Yang Satu 
ini. Segala sesuatu ini merupakan cara beradanya 
substansi tersebut. Tuhan merupakan satu kesatuan 
yang mengungkapkan diri di dunia. Pengertian 
substansi sama dengan pengertian Tuhan, dan 
karena sama dengan pengertian segala sesuatu 
yang ada, maka sama dengan pengertian alam. Jadi 
substansi sama dengan Tuhan sama dengan alam. 
Kedua, monism secara epistemologis berarti 
pandangan yang beranganggapan bahwa objek 
yang nyata dan idea tentang persepsi adalah satu 
dalam bentuknya sebagai pengetahuan (Runes, 
1979: 201)” 

Metafisika sebagai salah satu cabang filsafat yang 
mempersoalkan antara “yang satu” (the one) dan “hal 
banyak” (the many). Konsep Aristoteles, tentang prinsip 
pertama (first priciple) atau penggerak pertama yang dirinya 
sendiri tidak dapat digerakan oleh yang lain (unmoved mover) 
merupakan salah satu corak pandangan yang memihak pada 
yang satu, the one. (Sontag, 1970: 18). Pemihakan pada yang  
satu lebih diperkuat oleh Plotinus. Ia menggambarkan 
bahwa yang satu itu ada di balik pikiran dan di balik ada 
(being). Yang satu itu adalah sumber dari pikiran Ilahi dan 
bentuk-bentuk, tetapi yang satu bukanlah pikiran maupun 
bentuk, yang tempat di balik segala yang ada (Tommy 
Awuy, 1993: 99). Nada pemutlakan atau absolutisme pada 
yang satu seperti yang terdapat dalam pandangan Plotinus 
ini berkembang tidak hanya dalam perpeksif ontologis dan 
teologis. Para pemikir modern mengambil alih absolutisme 
ini dalam perspektif epistemologis. Descartes misalnya, 
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menyusun langkah keraguan metodologis sampai pada titik 
kemutlakan yang tidak dapat diragukan yakni, Cogito ergo 
sum. Immanuel Kant membatasi diri pada fenomena, yang 
dapat diamati, melalui duabelas kategori sebagai dasar 
pembentukan pengetahuan yang memiliki kebenaran yang 
pasti yakni dalam bentuk putusan sintetis-a priori. 

Husserl sebagai seorang tokoh fenomenologi bangkit 
menentang epistemologi Descartes yang terjebak ke dalam 
filsafat ego, yang hanya berkisar pada pemahaman subjek. 
Husserl melangkah ke arah pemahaman yang lebih jauh 
menekankan pada subjek yang berkesadaran, 
intensionalitas. Upaya untuk memhami objek di luar subjek 
itu dilakukan melalui tiga macam reduksi, reduksi eidetis, 
fenomenalogis, dan trasendental. Reduksi eideitis dalam arti 
menyingkirkan segala sesuatu yang subjektif. Sikap kita 
harus objektif, terbuka untuk gejala-gejala yang harus 
“diajak berbicara”. Reduksi fenomenologis menyingkirkan 
seluruh pengetahuan tentang objek yang diselidiki yang 
diperoleh dari sumber lain, semua teori dan hipotesis yang 
sudah ada. Reduksi trasendental menyingkirkan seluruh 
tradisi pengetahuan yang segala sesuatu yang sudah 
dikatakan oleh orang lain harus untuk sementara dilupakan 
(Hamersma, 1983: 117). Huserl termasuk filsuf abad 
keduapuluh yang mencoba menyusun pengetahuan yang 
bersifat absolut, suatu kebenaran tradisional. Perkembangan 
lebih terarah pada persoalan epistemologi, khususnya 
bidang metoodologi.Titik tolak kemajuan epistemologi itu 
terutama tanpak pada Revolusi Kopernikan kedua dalam 
pandangan Kant. Kant menamakannya dengan Revolusi 
cara berpikir: 

“Sampai hari ini orang menerima bahwa semua 
pengenalan kita harus mengarah pada objek-objek. 
Akan tetapi segala usaha untuk dengan konsep-
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konsep dapat menemukan a priori sesuatu mengenai 
objek-objek itu, untuk memperluas pengenalan kita 
tentang hal-hal itu, atas dasar prapendapat itu, 
menemui kegagalan. Oleh karena itu harus dicoba, 
apakah kita tidak akan lebih berhasil dalam tugas 
metafisika, jika kita bisa menerima bahwa objek-
objek harus mengarahkan ke pengalaman kita. Hal 
ini akan lebih sesuai dengan kemungkinan yang 
dinginkan, yaitu suatu pengenalan a priori tentang 
objek-objek, yang dapat menentukan sesuatu tentang 
objek-objek sebelum objek-objek itu ada bagi kita. 
Sama halnya dengan pemikiran pertama Kopernikus. 
Setelah menemui kemacetan dalam menerangkan 
gerak benda-benda di langit atas dasar anggapannya, 
bahwa seluruh barisan bintang-bintang berputar 
mengitari si pengamat, ia berusaha apakah ia akan 
lebih berhasil, jika ia membuat si pengamat berputar 
dan membiarkan bintang-bintang dalam tempat-
tempatnya. Dalam metafisika kiranya mengenai 
pengamatan benda-benda, dapat diusahakan hal 
yang sama (Dibyasuharda, 1990: 36)”. 
Berdasarkan kutipan di atas tampak upaya Kant 

untuk mendobrak kemacetan pemikiran yang selalu terarah 
pada objek, seolah-olah subjek mengitari objek. Kant 
berpendapat sebaliknya, justru objeklah yang mengitari 
subjek. Ini menunjukkan bahwa subjek memainkan peranan 
penting dalam epistemologi Kant. Problem abadi (perennial 
problems) dalam filsafat yang masih terbawa serta dalam 
sejarah perkembangan filsafat Barat sampai abad 
keduapuluh ini adalah tentang: “hal satu” dan “hal banyak”. 
Kalau filsafat modern lebih menekan pada “hal satu”, maka 
filsafat kontemporer lebih bercorak “hal banyak” atau 
disebut konsep pluralitas. Corak pemikiran ini akan 
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ditelusuri melalui para filsuf kontemporer pada bagian 
berikut, terutama Wittgesntein dan Lyotard. 

Salah satu norma umum yang diadopsi sebagai 
paradigma mendasar dalam mengartikulasikan makna 
kehidupan bahwa manusia merupakan, “aku yang yang 
berbudi dan berdaya”. Yang artinya sama dengan jika aku 
tidak mengembangkan budi dan dayaku sehingga tidak 
mempunyai keduanya maka samalah aku dengan tiada. Aku 
ada karena aku berbudi dan berdaya, aku ada karena aku 
berpikir cerdas dan kuat berdaya.Sama dengan pandangan 
filosof terkenal dari Perancis Rene Descartes, “cogito ergo 
zum” artinya “aku ada karena aku berpikir”.Karena itu 
manusia idealnya merupakan makhluk yang berbudaya, 
budaya merupakan produk berpikir dan dalam 
bermasyarakat pun manusia harus menegakkan, 
menjunjung dan memperkuat kebudayaannya. 

Masyarakat dan kebudayaan adalah dua hal yang 
berbeda, namun keduanya memiliki kaitan sangat erat. 
Berbicara mengenai kebudayaan tidak mungkin 
menyinggung tentang masyarakat, tempat di mana 
kebudayaan itu berada. Begitu juga, kita tidak bisa 
membicarakan tentang masyarakat tanpa menyebut 
identitasnya, yaitu kebudayaan yang menandai 
kehidupannya. Di mana ada masyarakat di sanalah 
kebudayaan berada. Kebudayaan hanya ada dalam 
masyarakat. Kebudayaan meliputi segala segi dan aspek 
dari segi hidup kita sebagai mahluk sosial, mahluk 
bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam pembahasannya, 
keduanya di gabung, karena masing-masing dipahami 
hanya dalam kesatuannya dengan yang lain.  

Dalam mendalami topik ini kita tidak memberikan 
uraian panjang lebar tentang keduanya, melainkan mengkaji 
keduanya dalam kaitan dengan kenyataan di mana kita 
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sendiri termasuk di dalamnya. Kita adalah salah seorang 
anggota dari suatu masyarakat, yang hidup bersama dengan 
anggota lain. Kita mengalami ikatan satu sama lain, 
terutama oleh harapan dan kepentingan yang sama dengan 
berbagai norma yang melingkupinya. Dalam hal 
kebudayaan, dapat dikatakan kita memiliki semacam 
kebudayaan kelompok, yang merupakan ciri khas kelompok 
kita, yang berbeda dengan kelompok lain. Namun di pihak 
lain kita juga memiliki hal yang samar-samar, karena 
budaya yang di sebut khas kita itu, agak sulit di identifikasi 
dengan jelas, karena sudah berbaur satu dengan yang lain. 
Maka kebudayaan dalam suatu masyarakat, termasuk yang 
kita anut, selalu tumbuh dan berkembang secara dinamis, 
yang semakin lama semakin terbuka untuk penyesuaian 
dengan segala perkembangan yang terjadi di berbagai 
bidang kehidupan. Masalahnya adalah, bagaimana nilai-
nilai luhur budaya itu tidak ikut hancur bersamaan dengan 
berubahnya bentuk-bentuk pengungkapan yang tampak 
dalam pola prilaku yang semakin dinamis. Atau dengan 
kata lain, bagaimana nilai-nilai luhur yang terkandung 
dalam setiap budaya dapat tetap terpelihara kendati dengan 
bentuk-bentuk penghayatan dalam perilaku yang senantiasa 
mengalami perubahan. 

“Usaha mengembangkan kebudayaan tak kunjung 
selesai, ia membubung terus ke atas, ke puncak selalu 

tambah tinggi, tanpa mengabaikan hal-hal yang esensial 
dalam keberlansungan proses yang dinamis itu”. 

Masyarakat adalah kelompok manusia, yang tinggal 
menetap dalam suatu wilayah yang tidak terlalu jelas batas-
batasnya, di ikat oleh suatu harapan dan kepentingan sama, 
yamg keberadaannya berlangsung secara kontinyu, dengan 
suatu rasa identitas bersama. Dalam bahasa Inggris, 
masyarakat di sebut society, yang berasal dari kata Latin, 
socius, yang berarti: teman atau kawan. Kata “masyarakat” 
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berasal dari bahasa Arab, syirk, yang artinya bergaul. Baik 
kata socius, maupun kata syirk sama-sama menunjuk pada 
apa yang kita maksud dengan kata masyarakat, yakni 
sekelompok orang yang saling mempengaruhi satu sama 
lain, dalam suatu proses pergaulan, yang berlangsung secara 
berkesinambungan. Pergaulan ini terjadi karena adanya 
nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur serta 
harapan dan keinginan, yang merupakan kebutuhan 
bersama. Hal-hal yang di sebut terakhir inilah yang 
merupakan tali pengikat bagi sekelompok orang, yang 
disebut masyarakat. 

Tidak semua kelompok orang dapat disebut 
sebagai masyarakat, kecuali hal-hal berikut terdapat 
didalamnya: 

a. Setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia 
merupakan bagian dari kelompok yang 
bersangkutan. 

b. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu 
dengan anggota yang lainnya. 

c. Ada suatu faktor yang di miliki bersama, seperti: 
nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan dan 
cita-cita yang sama, dan sebagainya. 

d. Memiliki struktur, nilai dan norma serta pola prilaku 
yang memiliki kesamaan. 

e. Memiliki sistem sosial, seperti sistem kekerabatan, 
rukun tetangga, rukun warga serta nama-nama lain 
yang kurang lebih sama dengan itu. 

f. Mengalami suatu proses perubahan yang akan 
mempengaruhi anggota, secara langsung atau tidak 
langsung. 
Ada beberapa ahli ilmu sosial yang menuliskan kata 

“kebudayaan” sebagai berasal dari bahasa sansekerta, 
buddhayah, yang merupakan jamak dari kata buddhi, yang 
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berarti “budi” atau “akal”. Kebudayaan di pandang sebagai 
hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. 
Sementara terdapat sarjana lain yang menguraikan kata 
budaya sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk budi-
daya, yang berarti “daya dari budi”, atau “kekuatan dari 
akal”. Dari arti-arti yang bersifat etimologis ini, kata budaya 
kemudian di pahami sebagai daya atau kekuatan yang 
bersumber dari budi, yang berwujud cipta, rasa dan karsa. 
Oleh karena itu, kebudayaan dapat di pandang sebagai hal-
hal yang berkaitan dengan cipta, rasa dan karsa beserta 
hasil-hasilnya. Dari uraian ini jelaslah bahwa kebudayaan 
hanya di miliki oleh manusia yang di mungkinkan oleh 
adanya kemampuan akal budinya. Dengan akal budinya, 
manusia mampu mengembangkan berbagai sistem 
“tindakan” untuk memenuhi keperluan hidupnya. Dengan 
itu dia tidak hanya bergantung secara pasif terhadap alam, 
melainkan mengolahnya, sesuai dengan keinginan dan 
kebutuhannya. Keterangan terakhir ini memperlihatkan 
kaitan kata Inggris culture dengan kata Indonesia kebudayaan, 
yang kita anggap sebagai terjemahannya. Kata culture 
berasal dari kata Latin colere, yang artinya “mengolah”, 
“mengerjakan”, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari 
pengertian inilah kemudian arti culture berkembang menjadi 
“segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah 
tanah dan merubah alam”, yang tentunya merupakan 
wujud-wujud dari kemampuan akal budi yang di milikinya. 

Dari pengertian di atas kita tidak serta merta 
langsung mengerti dengan baik dan lengkap dengan arti 
kebudayaan, karena sulit menentukan dengan persis aspek-
aspek mana yang tergolong kebudayaan dan yang mana 
yang bukan. Kebudayaan menjadi suatu yang luas dan 
kompleks sekali, yang mencakup banyak hal dari kehidupan 
manusia. Defenisi-definisi dari para ahli dapat 
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memperlihatkan hal ini. E. B. Tylor, umpamanya, 
mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan kompleks 
yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, 
hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan 
serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia 
sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan 
mencakup semua yang di dapatkan atau di pelajari oleh 
manusia sebagai anggota masyarakat. 

Salah satu keistimewaan manusia, khususnya dalam 
kaitan dengan hidup bersama dalam bermasyarakat adalah 
bahasa. Bahasa manusia memiliki kemampuan simbolis 
yang luar biasa, yang menjadikan suatu perkataan mampu 
melambangkan arti apapun, sekalipun hal atau barang yang 
dilambangkan artinya oleh kata itu tidak hadir di situ. Dapat 
dikatakan bahwa kebudayaan bisa berkembang dan dapat 
diwariskan serta dilestarikan justru karena adanya bahasa. 
Ada banyak yangg dapat kita mengerti walaupun hal itu 
belum kita lihat secara lansung. Tanpa bahasa kita tidak 
dapat mewarisi atau juga menjadi pewaris dari kebudayaan. 

Kebudayaan bukanlah sesuatu yang bersifat 
individual. Apa yang dilakukan sebagai kebiasaan pribadi 
bukanlah kebudayaan. Suatu kebudayaan harus merupakan 
milik bersama dalam suatu kelompok, artinya para 
warganya memiliki bersama sejumlah pola-pola berpikir 
dan berkelakuan yang didapat dan dikembangkan melalui 
proses belajar. Hal-hal yang dimiliki bersama ini harus 
menjadi sesuatu yang khas dan unik, yang akan tetap 
memperlihatkan diri di antara berbagai kebiasaan-kebiasaan 
pribadi yang sangat variatif. Kalau kebiasaan-kebiasaan 
pribadi ini semakin lama semakin luas dan umumnya 
kemunculannya-dalam arti semakin banyak dari warga yang 
juga memperlihatkan kebiasaan-kebiasaan yang sama-maka 
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hal itu sudah mengarah kepada apa yang kita sebut 
“kebudayaan”. 

Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri 
dari unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil yang 
merupakan dari suatu kebulatan yang bersifat sebagai suatu 
kesatuan. Kluckhohn, dan juga ahli-ahli lain berpendapat 
bahwa ada tujuh unsur yang dapat dijumpai dalam 
kebudayaan di mana pun di dunia, yaitu: 

1) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, 
perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat 
produksi, transportasi, dan sebagainya) 

2) Mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi 
(pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem 
distribusi, dan sebagainya) 

3) Sistem kemasyarakatan (sistem keterbatasan, 
organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan) 

4) Bahasa (lisan maupun tulisan) 
5) Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan 

sebagainya) 
6) Sistem pengetahuan 
7) Religi (sistem kepercayaan) 

 Hal-hal di atas di sebut sebagai universal culture, 
karena merupakan unsur-unsur yang sama dari 
kebudayaan, yang dapat di temukan pada setiap 
kebudayaan mana pun juga. Hal ini dapat di bedakan 
dengan sub-culture, yaitu kebudayaan khusus, yang 
membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat 
yang lain, umpamanya: kebudayaan Sunda, kebudayaan 
Batak, kebudayaan Dayak, dan lain sebagainya. Selain itu, 
ada juga yang disebut counter culture, yaitu suatu 
kebudayaan yang berlawanan dengan kebudayaan induk, 
seperti: kenakalan remaja, pencurian, dan bentuk-bentuk 
kejahatn lainnya. 
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Kebudayaan mempunyai pengaruh besar pada 
masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Orang yang baru lahir akan berhadapan dengan 
kebudayaan tempat di mana dia di lahirkan. Seiring dengan 
pertambahan usianya, perkembangan kepribadiannya secara 
keseluruhan turut dibentuk oleh kebudayaan masyarakat 
tempatnya berada. Pengaruh ini cukup besar dalam 
pembentukan pola pikir, sikap dan prilakunya dalam 
kehidupan masyarakat. Kemanapun dia pergi, dia tetap 
membawa serta dalam dirinya pengaruh kebudayaannya, 
sekaligus memperlihatkan identitas dirinya di tengah-
tengah masyarakat yang lain. Kita, dengan segala pola pikir, 
sikap dan perilaku berpola beserta karya-karya yang kita 
hasilkan adalah bentukan dari suatu kebudayaan yang 
sudah kita hidupi dan batinkan sekian lama. 

 
“Kita berpikir dan berbuat” 

“ seturut tuntutan kebudayaan kita“ 
Pengaruh langsung dari kebudayaan terjadi juga apa 

bila seseorang berada di tengah-tengah orang yang berbeda 
kebudayaan dengan dia. Ini dapat terjadi ketika seseorang 
sedang memasuki suatu daerah atau lingkungan masyarakat 
lain, atau ketika oarang-orang lain sedang berada di tengah-
tengah lingkungan masyarakatnya. 

3. Beberapa Pandangan tentang Pluralitas 

a. Filsafat sepak bola dan catur (Berkaca dari 
Ludwig Wittgenstein (1889-1951) 
Sepak bola yang menjadi judul sub tulisan ini 

hanyalah sebuah contoh yang mudah diingat. Saat pesta 
perhelatan sepak bola tingkat dunia (world cup) kita 
saksikan, maka ada banyak refleksi yang dapat dimunculkan 
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darinya. Pesta pemilihan umum yang biasanya sangat gegap 
gempita acapkali kalah gempita dengan sepak bola. 

Filosofi-filosofi hidup manusia sesungguhnya 
seringkali dapat ditemukan dalam realitas hidup itu sendiri. 
Dalam segala lakon atau aksi kehidupan manusia terdapat 
apa yang disebut nilai dasar. Nilai dasar adalah titik 
berangkat sekaligus titik tujuan kehidupan yang di dalam 
perjalanan prosesnya berhubungan secara integral. 

Nilai atau aturan yang berlaku dalam permainan 
sepak bola merupakan ruh permainan itu sendiri. Dari segi 
waktu, sepak bola membatasi permainan dalam durasi 
tertentu. Apa yang kita saksikan dalam sistem seperti ini 
ialah, perlombaan untuk memenangkan permainan dengan 
berlomba-lomba memasukkan gol melalui kerjasama tim 
mulai dari bek, pengatur serangan atau gelandang hingga 
striker yang haus bernaluri besar mencetak gol. Semua tim 
seolah-olah hanya mengarahkan bola pada gawang musuh 
dan seakan berlari tiada henti, mengapa? Karena waktu 
permainan terbatas. Bayangkan jika waktu yang diberikan 
itu sampai berhari-hari maka kita akan menyaksikan 
permainan yang membosankan karena sudah barang tentu 
para pemain akan santai ria mengingat waktunya masih 
panjang. Di samping aksi pemain yang seharusnya 
mengikuti aturan dan tujuan permain yakni mencetak gol, 
kita juga menyasikan apiknya kerjasama dalam team ini. 
Menunjukkan bahwa tana kerjasama maka hasil tidak akan 
maksimal atau jika hanya mengandalan seseorang yang 
bekerja keras maka hasil pun tidak optimal dan tidak akan 
memberi tontonan yang menarik. 

Begitulah kehidupan ini bila berkaca dari filosofi 
keseharian kita berupa pelajaran kehidupan dari permainan 
sepak bola yang mengingatkan manusia tentang kehidupan 
dunia yang begitu singkat dan penuh misteri terutama 
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tentang kematian, dan rahasia yang hanya milik pemilik 
Maha Kuasa. Perlombaan manusia hanya kebaikan dan 
program eksploirasi pemikiran yang bermuara pada 
kebaikan-kebaikan sosial dan etis. Seperti kata Wittgenstein 
bahwa realitas itu adalah permainan penuh makna dan 
berwujud plural baik dalam symbol maupun dalam esensi. 

Pemikiran Wittgeinstein yang termuat dalam 
karyanya Tractatus Logico-Philosphicus, yang terdiri atas tujuh 
dalil pokok sebagai berikut: 

 
Pertama, dunia adalah segala sesuatu yang 

sedemikian. 
Kedua, apakah yang sedemikian itu – sebuah fakta – 

yaitu keberadaan bentuk peristiwa – bentuk pristiwa (state of 
affairs).  

Ketiga, sebuah pikiran adalah suatu proposisi yang 
mengandung pengertian.  

Keempat, sebuah pikiran dapat dipahami secara 
logis.  

Kelima, sebuah proposisi adalah suatu fungsi 
kebenaran dari proposisi-proposisi yang elementer.  

Keenam, bentuk umum suatu fungsi kebenaran 
adalah sebuah proposisi.  

Ketujuh, apa yang tidak dapat kita bicarakan atau 
pikirkan, sebaiknya kita diamkan saja (Malcolm, 1968: 329-
330).” 

Wittgeinstein dalam periode pertama ini meletakan 
seluruh problem filsafat dalam perspektif kebahasaan 
(linguistical problems). Ia beranggapan bahwa persoalan 
filsafat itu timbul karena kegagalan para filsuf dalam 
memahami logika bahasa (Wittgenstein, 1963: 37). Logika 
bahasa mencerminkan paralelitas antara struktur bahasa 
dengan strukturlogis. Bahasa yang dapat mencerminkan 
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kedua struktur itu secara harmonis adalah sarana yang 
paling tepat untuk mengungkapkan tentang realitas. Di sini 
terlihat obsesi Wittgenstein untuk menemukan bahasa ideal 
bagi filsafat yang dapat berlaku umum dan memiliki tingkat 
kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
Oleh karena itulah menolak statemen-statetmen metafisika 
yang menurut anggapannya tidak dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tidak dapat 
diverifikasi secara empirik. Pandangan Weittgenstein yang 
demikian ini kelak akan dikembangkan lebih lanjut oleh 
positivisme logis (logical positivism) yang menerapkan 
prinsip verifikasi (verification principle) bagi pernyataan-
pernyataan di bidang filsafat. Hasil penerapan prinsip 
verifikasi ini merupakan gong kematian bagi metafisika, 
teologi dan etika (teori norma), karena pernyataan-
pernyataan dalam ketiga bidang itu disamping tidak 
memenuhi persyaratan logika, juga tidak dapat verifikasi 
secara empirik. 

Pandangan Wittgenstein I sebagaimana yang 
dikemukakan di atas, ditolaknya sendiri melalui karyanya 
yang berjudul Philosophical vestigations. Wittgenstein II, lebih 
mengarahkan pemikiran filsafatnya pada konsep Languange-
games (tata permainan bahasa). Permainan bahasa yang 
dimaksud adalah proses menyeluruh penggunaan kata, 
termasuk juga pemakaian bahasa sederhana yang 
mencerminkan suatu bentuk permainan. Konon ide 
pemakaian istilah Languange-games ini muncul ketika 
Wittgenstein melihat sebuah pertandingan sepak bola.Tiba-
tiba terlintas dibenaknya bahwa sesungguhnya dalam 
aktivitas bahasa pun kita terlibat dalam suatu bentuk 
permainan bahasa (Pitcher, 1964: 244). Istilah language-games 
ini dimaksud untuk mengemukakan fakta yang menonjol 



35 

bahwa bicara bahasa merupakan bagian yang dapat dilihat 
dalam contoh berikut: 

“Memberi dan menaati perintah; memberikan 
penampakkan suatu objek atau untuk menentukan 
perkiraan tentang objek tersebut; melaporkan suatu 
peristiwa; menyusun dan menguji sebuah hipotesis; 
menyajikan hasil sebuah eksperimen dalam bentuk 
tabel atau diagram; mengarang cerita dan 
menceritakannya kepada orang lain; bermain 
komedi; menyenandung syair lagu; menjawab teka-
teki; bersenda gurau; membuat lelucon; memecahkan 
soal hitungan; mengalihkan bahasakan dari satu 
bahasa ke bahasa lain; bertanya; berterimakasih; 
memaki; mengucapkan selamat; berdoa; dan lain-lain 
(Wittgenstein, 1983: 11-12).”  
Kesemua contoh permainan bahasa itu dapat 

dijumpai dalam kehidupan kongkrit, masing-masing 
bergerak dalam lingkup permainan yang memiliki 
aturannya sendiri-sendiri. Ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam permainan bahasa ini, yaitu: 

(1)  Ada banyak permainan bahasa, tetapi tidak ada 
hakikat yang sama diantara permainan-permainan 
itu. Essensi setiap permainan berbeda. Setiap 
permainan menyatakan satu pernyataan tertentu. 
Antara permainan-permainan ini hanya dikenal 
satu kesamaan keluarga. 

(2)  Dalam aneka permainan terdapat kesamaan 
keluarga, sehingga tidak mungkin menentukan 
dengan persis batas-batas pemahaman mengenai 
permainan. Sesuatu yang mungkin dilakukan ialah 
melacak batas-batas permainan itu sendiri sulit 
dipahami. 
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(3)  Kendatipun orang tidak tahu persis sebuah 
permainan. Permainan memang merupakan sebuah 
konsep yang sangat halus dan sulit didefinisikan. 
Kita tidak dapat menjelaskan  dengan tuntas konsep 
permainan. Kita hanya dapat menyampaikan 
contoh-contoh permainan yang berbeda-beda 
(Lorens Bagus, 1992: 97).  

        Permainan bahasa yang dimaksud Wittgenstein II, 
merupakan perwujudan gagasan bahasa yang beragam 
(pluralistic notion of language). Tidak ada bahasa yang berlaku 
umum didalam permainan bahasa itu, yang ada hanya 
bahasa khusus yang berlaku bagi masing-masing permainan 
(Carlesworth, 1959:109). Oleh karena itu Wittgenstein 
menyimpulkan bahwa makna kata atau bahasa sangat 
tergantung pada penggunaannya (Wittgenstein, 1983: 20). 
Tidak ada makna yang berlaku umum, yang ada hanya 
makna secara kontekstual. 
         Sebuah ungkapan hanya mempunyai hanya 
mempunyai makna didalam arus kehidupan. Kata-kata itu 
hanya mempunyai makna hanya sebagai bagian-bagian 
dalam permainan bahasa yang merupakan tempat tinggal 
mereka yang sesungguhnya (Picher, 1964:244).  
        Kunci untuk memahami konsep language-games 
Wittgenstein ini terletak pada rule of game (aturan 
permainan), sebab aturan permainan ini merupakan roh 
atau jiwa dari sebuah permainan. Oleh karena itu Van 
Peursen mengomentari karya Wittgenstein yang berjudul 
philosophical investigations itu sebagai suatu perbincangan 
mengenai analisis permainan bahasa yang berbeda, dimana 
permainan catur sering dipakai sebagai model bagi aturan-
aturan bahasa (Van Peursen, 1969: 78). 

Wittgenstein mengajukan contoh aturan main 
dengan model permainan catur itu sebagai berikut: 
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“Contoh permainan catur memang dapat menjelaskan arti 
pentingnya sebuah aturan. Kalau dalam permainan catur 
telah ditentukan sebelumnya bahwa buah raja memegang 
peranan utama, maka ketentuan itu merupakan bagian yang 
paling esensial dalam permainan tersebut. Apakah 
seseorang boleh seenaknya saja melanggar aturan yang telah 
ditetapkan? Pelanggaran terhadap aturan permainan hanya 
menunjukkan bahwa seseorang tidak mengetahui petunjuk 
yang tepat tentang aturan sebuah permainan. Manakala 
seseorang menerapkan aturan permainan diatas sebuah 
papan catur, maka ia pasti akan merasa kagum dan berpikir 
akan maksud dan tujuan dari sebuah aturan. Adakah aturan 
itu dimaksudkan untuk mencegah seseorang melakukan 
sesuatu tanpa pertimbangan yang pasti? (Wittgenstein, 
1983:151). 
    Keberagaman atau pluralitas merupakan salah satu 
tema sentral dalam filsafat Wittgenstein II ini. Ia menolak 
segi-segi keumuman atau upaya generalisasi (perampatan), 
yang disebutnya dengan istilah craving for generality, yakni 
kecendrungan untuk mencari sesuatu yang bersifat umum 
pada semua identitas yang diletakkan atau dihimpun dalam 
suatu istilah umum (Wittgenstein, 1972: 17). Generalisasi 
dipandangnya mengingkari kenyataan yang kongkrit yakni, 
adanya keberagaman atau pluralitas dalam kehidupan 
sehari-hari. Inilah salah satu kelemahan mendasar filsafat 
yang menurut Wittgenstein, harus di singkirkan. Aktivitas 
filsafat yang terpenting bagi Wittgenstein adalah 
menjelaskan dan menempatkan aturan main-aturan main 
dalam penggunaan bahasa dan tidak ikut campur tangan 
didalamnya, sebab tugas tugas utama filsafat adalah 
memerangi kekacauan yang terjadi dalam bahasa para filsuf. 
Ia mengibaratkan sang filsuf itu dengan dengan seekor lalat 
yang terjebak kedalam sebuah botol. Sang lalat terbang 
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dengan gagahnya dan merasa bahwa ruang dalam botol itu 
merupakan realitas yang sesungguhnya. Oleh karena itu 
menurut Wittgenstein, yang penting adalah menunjukkan 
kepeda lalat itu jalan keluar dari botol tersebut (1983: 32). 

b.  Jean-Francois Lyotard 
Lyotard adalah seorang professor filsafat pada 

Universitas Paris di Vincennes. Ia paling dikenal dalam mata 
kuliah estetika dan psiko-politik. Pemikir Prancis ini 
mencuat namanya dalam waktu belakangan ini berkat 
karyanya yang berjudul The Postmodern Condition: A Report 
on Knowledge. Lyotard ini pila yang mempopulerkan istilah 
Postmodernism atau pasca modernisme dalam bidang filsafat 
pada tahun 1979. Lyotard mengemukakan bahwa pasca 
modernisme bukanlah akhir dari modernisme (Featherstone, 
1988: 2). Reijen dan Veerman (1988) mengomentari bahwa 
The Postmodern Condotion mengacu pada krisis dari cerita-
cerita besar atau metanarrative. Ihab Hassan dari Universitas 
Wisconsin-Milwaukee mengomentari bahwa pemikiran 
Lyotard adalah sesuatu yang orisinil dan sangat penting dan 
menimbulkan pengaruh bagi dua pemikir utama dalam 
ilmu-ilmu kemanusiaan yakni, Derrida dan Foucault 
(Lyotard:1989: 111) 
   Dalam era modern legitimasi mengambil bentuk 
suatu narasi dalam seperangkat cerita tentang pertumbuhan 
pengetahuan dan kebudayaan. Kegaalan metanarative 
sebagai suatu kekuatan pengabsahan atau penyatuan 
(unifying) menandai berakhirnya era modern (Lyotard, 1989: 
111). Isi buku itu terdiri atas empat belas bagian yaitu: 

(1)  Pengetahuan dalam masyarakat komputeris. 
(2)  Problem legitimasi.  
(3)  Metode permainan bahasa. 
(4)  Kodrat ikatan sosial: alternatif modern. 
(5)  Kodrat ikatan sosial: perspektif pastmodern.  
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(6)  Pragmatika pengetahuan naratif. 
(7)  Pragmatika pengetahuan ilmiah. 
(8)  Fungsi naratif dan legitimasi pengetahuan. 
(9)   Beberapa naratif legitimasi pengetahuan. 
(10) Delegitimasi. 
(11) Penelitian dan legitimasinya melalui penampilan. 
(12) Pendidikan dan legitimasinya melalui penampilan. 
(13) Ilmu pengetahuan pasca modern sebagai pencarian 

ketidakstabilan. 
(14) Legitimasi melalui paralog. 

  Pluralitas dalam pandangan Lyotard terarah pada 
diskursus ilmiah sebagai suatu wahana bagi pengembanga 
kreativitas ilmuwan. Para ilmuwan diberi kebebasan untuk 
mengembangkan ide-ide yang muncul dari pihak penguasa. 
Jelas pandangan ini melawan teori sistem yang selalu 
didasarkan  pada konsensus, sebab Lyotard mendasarkan 
pandangannya pada disensus. Pluralitas dalam pandangan 
pemikir-pemikir pasca modernism ini selalu diletakkan 
dalam kerangka epistemologis, hal mana tampak jelas dalam 
pandangan Feyerabend yang mengatakan “anything goes”!  
 Tema pluralitas yang berkembang kurun waktu belakangan  
ini sesungguhnya bukan merupakan hal baru dalam 
perkembangan sejarah filsafat Barat. Problem metafisika dan 
epistemologi  berakar cukup kuat pada tema pluralitas 
(kubu pluralitas) dan juga unitas (kubu monisme). Setiap 
kubu yang secara ekstrim mempertahankan pandangannya, 
baik monism maupun pluralitas, disamping memiliki 
keunggulan juga memiliki kelemahan mendasar. Monoisme 
memiliki keunggulan dalam hal abstraksi dan daya pengikat 
(kohesi) untuk menyatukan bagian-bagian yang saling 
terpisah dengan menemukan titik-titik kesamaan. Namun 
monism juga memiliki kelemahan yang cukup mendasar 
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yakni, terlalu menekankan pada generalisasi, sehingga 
kadangkala tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. 
 

c. Meng-Indonesiakan Gagasan Postmodern 
Pluralitas sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia 

untuk melihat problema kongkrit yang dihadapi bangsa 
dalam perkembangan dunia dewasa ini dimasa-masa 
mendatang. Salah satu relevansi pluralitas dalam kehidupan 
bangsa Indonesia adalah untuk memahami keberagaman 
atau keanekaan adat istiadat, budaya dan agama yang ada di 
Indonesia. Bhineka Tunggal Ika sebagai lambang Negara 
merupakan salah satu cerminan kekhasan bangsa Indonesia 
yang menerima pluralitas, tetapi bukan pluralisme. Pluralitas 
diterima sebagai kenyataan hidup bangsa Indonesia yang 
terdiri atas multi etnis. Eka Darmaputera (1992) menegaskan 
bahwa pembahasan mengenai Bhineka Tunggal Ika 
menunjukkan bahwa keanekaragaman maupun kesatuan 
Indonesia adalah kenyataan sekaligus persoalan. Setiap 
pembahasan tentang Indonesia yang mengabaikan kedua 
atau salah satu dimensi tersebut, dapatlah dipastikan tidak 
akan mencapai sasaran. Bhineka Tunggal Ika juga berarti 
bahwa bahaya integrasi mengasumsikan adanya pluralitas 
dan heterogenitas. 

Hardono Hadi (1993) melihat tulisan Bhineka 
Tunggal Ika merupakan kondensasi dari seluruh makna 
yang termuat dalam lambang Negara Indonesia tersebut. 
Kenyataan sebagai satu bangsa yang terdiri dari 
beranekaragam benar-benar merupakan hal yang paling 
mendasar bagi keberlangsungan bangsa Indonesia.  

Jelaslah tema pluralitas cukup penting bagi bangsa 
Indonesia, terlebih lagi ditengah era globalisasi. Beberapa 
problema yang perlu diperhatikan dalam rentangan tema 
pluralitas ini antara lain: 
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Pertama, demokrasi politik seyogyanya lebih 
dikembangkan kearah pendewasaan berpikir atau 
mengemukakan pendapat, sehingga masyarakat luas dapat 
berperan serta secara aktif dalam pembangunan bangsa, 
bukan sebagai penonton semata. Oleh karena itu perbedaan 
pendapat tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan 
sebagai aspirasi yang perlu dipertimbangkan bagi kemajuan 
bangsa dan negara. 

Kedua, demokrasi ekonomi diarahkan pada upaya 
untuk mengatasi kesenjangan yang mencolok antara 
golongan ekonomni kuat dengan golongan ekonomi lemah, 
sebab hal itu tepat menimbulkan kecemburuan sosial yang 
dapat memicu kearah konflik yang membahayakan kesatuan 
dan persatuan bangsa. 

Ketiga, jaringan komonikasi perlu lebih ditingkatkan 
untuk merekatkan bagian-bagian atau wilayah-wilayah di 
Indonesia dalam rangka mewujudkan Negara kesatuan yang 
berdiri di atas keberagaman etnis dan membuka daerah-
daerah yang masih terisolir. 

Dewasa ini, berbagai pemikiran filsafat yang telah 
digelar sejak Yunani Kuno sampai kurun waktu belakangan 
ini yang disebut filsafat kontemporer. Setiap periode 
menampilkan ciri khas sebagai cerminan semangat 
zamannya masing-masing. Yunani Kuno menampilkan ciri 
khas kosmosentrisme; zaman keemasan Yunani (Socrates, 
Plato dan Aristoteles) menampilkan corak khas 
antroposentrisme; abad Tengah menanmpilkan keakraban 
filsafat dengan dogma-dogma Agama sehingga filsafat 
berperan sebagai Ancilla Theologi; zaman Renaissance 
memperlihatkan corak pemikiran  yang mendambakan 
kembali zaman keemasan Yunani dengan ciri kebebasan 
berpikir tanpa diikat dogma agama; zaman  Fajar 
(Aufklarung) menggemakan keberanian berpikir sendiri 
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(saphre aude); zaman modern ditandai dengan berbagai 
temuan ilmiah  sehingga ilmu pengetahuan alam maju pesat 
dan filsafat mulai ditinggal anaknya (ilmu pengetahuan dan 
teknolgi). Bagaimana corak pemikiran Filsafat Kontemporer? 

Filsafat Kontemporer diwarnai dengan hiruk 
pikuknya problem kemanusiann, lingkungan, perlombaan 
senjata nuklir, dan bahaya radiasi nuklir yang ditimbulkan 
kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. Filsafat 
Kontemporer berada dalam proses pencarian bentuk yang 
sulit untuk ditengarai ciri khasnya. Kendatipun demikian 
ada beberapa pemikiran filsafat yang cukup menonjol 
seperti: logosentrisme yang merupakan karakteristik 
mazhab Analitika bahasa ; hermeneutika yang 
disebarluaskan Schleiermacher, Gadamer, Dilthey, dan 
Ricoeur; tema pluralitas yang dipopulerkan oleh para 
pemikir pascamoderenisme seperti: Lyotard, Derrida, dan 
Foucault dalam kurun waktu belakangan ini. 

Ciri yang paling akhir yakni, pluralitas inilah yang 
sering mencuat dalam diskursus, wacana, pemikir-pemikir 
filsafat kontemporer. Pluralitas dalam arti yang ekstrim, 
pluralitas, mengandaikan seluruh realitas ini terpecah 
kedalam bagian-bagian yang berdiri sendiri, tidak hubungan 
satu sama lain, tanpa kesatuan, fragmentaris. Pluralitas 
mengandung dimensi yang luas, karena di dalamnya 
perbedaan lebih ditonjolkan daripada kesamaan, 
heterogenitas lebih dipentingkan daripada homogenitas, 
paralogi lebih penting daripada homologi. Pluralitas lebih 
akrab dengan hal konkrit daripada hal abstrak. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, 
maka dapatlah ditarik beberapa butir kesimpulan sebagai 
berikut: 

1. Ciri filsafat kontemporer sulit untuk ditengarai (di 
identifikasi) begitu saja, karena memperlihatkan 
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berbagai aliran pemikiran yang bercampur baur, 
masing-masing berebut pengaruh. 

2. Logosentrisme termasuk salah satu ciri yang 
mewarnai pemikiran para filsuf kontenporer, dimana 
peranan subjek digantikan oleh wacana ilmiah 
(diskursus). 

3. Perbincangan wacana ilmiah ditandai dengan 
munculnya pluralitas, keberagaman yang menolak 
kesatuan, karena kesatuan atau totalitas dipandang 
membelenggu kreatifitas pemikiran ilmiah. 

4. Pluralitas dalam pandangan para filsuf kontemporer 
dikembangkan dari konsep language games  Ludwig 
Wittgenstein, yang kemudian dikembangkan oleh 
Lyotard untuk menggambarkan kondisi pasca 
modernisme yang ditandai hilangnya metanarasi, 
dan munculnya cerita-cerita kecil. 

5. Pluralitas sebagai salah satu karakteristik 
pascamodernisme lebih mengarah pada metologi 
ilmiah yang memperkenankan setiap ilmuwan untuk 
mengembangkan kreatifitasnya dalam menghadapi 
persoalan-persoalan praktis. 

6. Tema pluralitas dapat dipakai sebagai kerangka 
acuan untuk memahami keberagaman atau 
kemajemukan etnis di Indonesia. Sehingga 
memudahkan pemahaman atau penafsiran terhadap 
lambang Negara Bhineka Tunggal Ika. 
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada 

hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan 
sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, 
norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam 
filsafat pancasila terkandung didalamnya suatu pemikiran-
pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis 
dan komprehensif (menyeluruh) dan sistem pemikiran ini 
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merupakan suatu nilai. Oleh karena itu suatu pemikiran 
filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang 
bukan merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau 
aspek praksis melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat 
mendasar. 
    Sebagai suatu nilai Pancasila memberikan dasar-dasar 
yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik 
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Manakala nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan 
yang bersifat praksis akan kehidupan yang nyata dalam 
masyarakat, bangsa maupun Negara maka nilai-nilai tersebut 
kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas 
sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut 
meliputi:  

1. Norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah 
laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik 
maupun buruk. Sopan atau tidak sopan, susila atau 
tidak susila. Dalam kapasitas inilah nilai-nilai 
pancasila telah terjabarkan dalam suatu norma-norma 
moralitas atau norma-norma etika sehingga pancasila 
merupakan sistem etika dalam masyarakat, berbangsa 
dan bernegara. 

2. Norma hukum yaitu suatu sistem peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
Dalam pengertian inilah maka pancasila 
berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber 
hukum di Negara Indonesia.  

   Jadi sila-sila pancasila pada hakikatnya bukanlah 
merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat 
normative ataupun praksis melainkan merupakan suatu 
sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma baik 
meliputi norma moral maupun norma hukum, yang pada 
gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma 
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etika, moral maupun norma hukum dalam kehidupan 
kenegaraan maupun kebangsaan. 

Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi 
beberapa cabang menurut lingkungan kebangsaan masing-
masing. Cabang-cabang itu dibagi menjadi dua bahasan 
pokok yaitu: filsafat teoritis dan filsafat praktis. Kelompok 
pertama mempertanyakan segala sesuatu yang ada, 
sedangkan kelompok kedua membahas bagaimana menusia 
bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Jadi filsafat teoritis 
mempertanyakan dan berusaha mencari jawabannya tentang 
segala sesuatu, misalnya hakikat manusia, alam, hakikat 
realitas sebagai suatu keseluruhan, btentang pengetahuan, 
tentang apa yang kita ketahui, tentang yang transenden dan 
lain sebagainya. 

Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi 
menjadi dua kelompok yaitu etika umum  dan etika khusus. 
Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar 
tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. 
Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana 
dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, 
atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang 
bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran 
moral (Suseno, 1987). Etika umum mempertanyakan prinsip-
prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, 
sedangkan etika khusus membahas tentang prinsip-prinsip 
itu dalam hubungannya dengan pelbagai aspek kehidupan 
manusia (Suseno, 1987). Etika khusus dibagi menjadi etika 
individual yang membahas kewajiban manusia terhadap diri 
sendiri dan etika sosial  yang membahas tentang kewajiban 
manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, 
yang merupakan suatu bagian terbesar dalam etika khusus. 

Norma-norma  etika serta aktualisasinya dalam 
kehidupan manusia, sebenarnya tidak dapat dipisahkan 



46 

dengan pandangan hidup serta filsafat hidup dari suatu 
masyarakat tertentu. Dengan kata lain etika tidak dapat 
dipisahkan dengan dasar filsafat tertentu yang merupakan 
dasar serta prinsip nilai bagi pelaksanaan etika dalam suatu 
masyarakat. Oleh karena itu berbagai aliran etika yang 
berkembang dalam masyarakat senantiasa tidak dapat 
dilepaskan dengan dasar filsafat yang dianut dalam 
masyarakat tersebut. Bagi masyarakat yang berpandangan 
filsafat materialism, akan mendasarkan etika dalam 
hidupnya pada suatu prinsip bahwa nilai etika yang tertinggi 
adalah terletak pada nilai material. Manusia senantiasa 
diukur berdasarkan parameter materi, atau dengan lain 
perkataan bahwa materi adalah suatu prinsip dasr tertinggi 
dalam kehidupan etika masyarakat. Demikian juga bagi 
masyarakat yang mendasarkan kehidupannya pada filsafat 
ateisme, yang tidak mengakui adanya Tuhan, akan 
senantiasa mendasarkan kehidupan etikanya dengan 
penolakkan atas otoritas wahyu Tuhan. Menurut kalangan 
ateisme agama tidak ada hubungannya dengan perbuatan 
dan tingkah laku moral manusia. Oleh karena itu dalam 
masyarakat ateis, moral ketuhanan tidak  merupakan suatu 
norma tertinngi bahkan mereka menolak moral ketuhanan. 
Oleh karena itu apa yang baik dalam kehidupan ketuhanan 
belum tentu baik atau bahkan dianggap tidak baik menurut 
kehidupan moral masyarakat. Sebagaimana dijelaskan 
didepan bahwa hal ini berkaitan dengan dasar filsafat yang 
dianut  dalam masyarakat, bahwa manusia adalah mahluk 
yang otonom, bebas dan tidak mengakui adanya Dzat yang 
mutlak atau tidak mengakui adanya Tuhan. Moral inilah 
yang banyak dikembangkan pada Negara materialis dan 
komonis, yang mendasarkan filsafatnya pada ateisme, 
sehingga mereka juga berperinsip pada pembenaran atas 
segala cara dalam mencapai tujuan. Demikian kalangan 
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sekuralisme senantiasa mendasrkan moral dan etikanya pada 
prinsip filsafat, bahwa kehidupan manusia di dunia harus 
dibedakan dengan kehidupan di akhirat. Oleh karena itu 
kehidupan manusia di dunia harus harus dipisahkan dengan 
kehidupan manusia di akhirat. Oleh karena itu etika dan 
moral manusia tidak ada sangkut pautnya dengan 
kehidupan relegius. Norma baik dalam etika dan moral 
kehidupan manusia, belum tentu baik menurut norma moral 
relegius. 
    Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa, norma moral dan etika tidak dapat dipisahkan 
dengan prinsip dasar nilai yang dianut dalam masyarakat. 
Prinsip nilai yang merupakan dasar bagi pelaksanaan moral 
itu senantiasa tercermin dalam kehidupan masyarakat,atau 
dengan lain perkataan prinsip nilai tersebut bersumber pada 
dasr filsafat yang dianut oleh masyarakat tersebut. Sehinnga 
dalam pelaksanaan moral dalam masyarakat, senantiasa 
memiliki hubungan yang sistematis dengan sumber nilai 
yang merupakan dasar filsafat yang dianutnya. 

   Dalam kaitannya dengan derivasi atau penjabarannya 
maka nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi tiga macam 
yaitu nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. 

Walaupun nilai memiliki sifat abstrak artinya tidak 
dapat diamati melalui indra manusia namun dalam 
realisasinya nilai berkaitan dengan tingkah laku atau segala 
aspek kehidupan manusia yang bersifat nyata (praksis) 
namun demikian setiap nilai memiliki nilai dasaer (dalam 
bahasa ilmiahnya disebut dasar onotologis), yaitu 
merupakan hakikat, esensi, intisari atau makna yang 
terdalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasr ini bersifat 
universal karena menyangkut hakekat kenyataan objektif 
segala sesuatu misalnya hakikat Tuhan, maka nilai tersebut 
bersifat mutlak karena hakikat Tuhan adalah kausa prima 
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(sebab pertama) dari Tuhan. Demikian juga jikalau nilai dasr 
itu berkaitan dengan hakikat manusia, sehingga jikalau nilai-
nilai dasr kemanusiaan itu dijabarkan dalam norma hukum 
maka diistilahkan sebagai hak dasar (hak asasi). Demikian 
juga hakikat nilai dasar itu dapat juga berlandaskan pada 
hakikat sesuatu benda, kuantitas, kualitas, aksi, relasi, ruang 
maupun waktu. 

   Untuk dapat direalisasikan dalam suatu kehidupan 
praksis maka nilai dasr tersebut diatas harus memiliki 
formilasi serta parameter atau ukuran yang jelas. Nilai 
instrumental inilah yang merupakan suatu pedoman yang 
dapat diukur dan dapat di arahkan. Bilamana nilai 
instrumental tersebut berkaitan dengan tingkahlaku manusia 
dalam kehidupan sehari-hari maka hal itu akan merupakan 
suatu norma moral. Namun jikalau nilai instrumental itu 
berkaitan dengan suatu organisasi ataupun negaramaka 
nilai-nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, 
kebijaksanaan atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. 
Sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai instrumental itu 
merupakan eksplisitasi dari nilai dasar. 

Nilai praksis pada hakikatnya merupakan penjabaran 
lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan 
yang nyata. Sehingga nilai praksis ini merupakan 
perwujudan dari nilai instrumental itu. Dapat juga 
dimungkinkan berbeda-beda wujudnya, namun demikian 
tidak bias menyimpang atau bahkan tidak dapat 
bertentangan. Artinya oleh karena nilai dasar, nilai 
instrumental dan nilai praksis itu merupakan suatu sistem 
perwujudannya tidak boleh menyimpang dari sistem 
tersebut. 

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa nilai adalah 
kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan 
manusia, baik lahir maupun batin. Dalam kehidupan 
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manusia nilai dijadikan landasan, alas an, atau motivasi 
dalam bersikap dan detingkah laku baik disadari maupun 
tidak. 

Nilai berbeda dengan fakta dimana fakta dapat di 
observasi melalui suatu verifikasi empiris, sedangkan nilai 
bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, 
dimengerti dan dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan juga 
dengan harapan, cita-cita, keinginan dan segala sesuatu 
pertimbangan internal (batiniah) manusia. Nilai dengan 
demikian tidak bersifat kongkrit yaitu tidak dapat di tangkap 
dengan indra manusia, dan nilai dapat bersifat subjektif 
(dalam hal ini manusia sebagai pendukung pokok nilai) dan 
bersifat objektif jikalau nilai tersebut telah melekat pada 
sesuatu terlepas dari penilaian manusia. Selanjutnya nilai 
dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. 
Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi 
manusia. Derajat kepribnadian seseorang amat ditentukan 
oelh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang 
terkandung dalam kepribadian sesorang itu tercermin dari 
sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian inilah maka 
kita memasuku wilayah norma sebagai penentuan sikap dan 
tingkah laku manusia. 

Hubungan antara moral dengan etika memang sangat 
erat sekali dan kadangkala kedua hal tersebut disamakan 
begitu saja. Namun sebenarnya kedua hal tersebut memiliki 
perbedaan. Moral yaitu merupakan suatu ajaran-ajaran 
ataupun wejangan-wejangan, patokan,patokan, kumpulan 
peraturan, baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana 
manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia 
yang baik. Adapun dipihak lain etika adalah suatu cabang 
filsafat yaitu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-
ajaran dan pandangan-pandangan moral tersebut (Krammer, 
1988 dalam Darmodihardjo, 1999). Atau juga sebagaimana 
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dikemukakan oleh De Vos (1987), bahwa etika dapat di 
artikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. 
Adapun yang dimaksud dengan kesusilaan adalah identik 
dengan moral, sehingga etika pada hakikatnya adalah 
sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-
prinsip moralitas. 
 

B. Filsafat Sebagai Pilar Peradaban 
Perbincangan atau pembahasan mengenai hal ini 

sudah penulis kemukakan dalam buku terdahulu5 namun 
tekanan yang berbeda serta mengingat pentingnya hal ini 
sehingga penulis merasa perlu untuk mengangkatnya 
kembali dengan tujuan kecil  bahwa ruang dan waktu yang 
berbeda seringkali memunculkan implikasi akademis yang 
berbeda pula. Ada niat khusus penulis untuk mendorong 
kajian Filsafat sebagai energi atau paku penguat peradaban 
manusia sehingga ia tidak tinggal di langit tapi membumi 
bersama realitas mengintroduksi kehidupan manusia dan ia 
dapat berkontribusi terhadap pemecahannya. Istilah pilar 
peradaban meniscayakan makna Filsafat sebagai dasar, 
paradigma, atau nilai dasar atas kebahagiaan hidup. 
Kebahagiaan hidup bertumpu pada etos atau spirit atau 
semacam (semakna) dengan nilai yang secara psikologis 
melekat di dalam nurani orang. 

Hegemoni globalisasi menurut Arkoun telah 
merasuk dan mempengaruhi semua tradisi budaya, agama, 
filsafat, politik, hukum, ekonomi, dan pendidikan yang telah 
ada. Kenyataan ini telah dirasakan efeknya oleh semua 
kalangan dalam berbagai level sosial kemasyarakatan dalam 
kehidupan praktis. Berbagai tradisi yang telah disebutkan di 
atas pada intinya diharapkan menjadi corong penyelamatan 

 
5 Lihat, Mustari Mustafa, 2012, Filsafat dan Ilmu Pengetahuan : Pilar Kaki 

Langit Peradaban, UIN Alauddin Press 
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manusia dari berbagai keterpurukan hidup, perlahan 
kehilang ruh dan bahkan tidak jarang tamil dengan wajah 
yang sangat memprihatinkan. 

Ditambah lagi dengan gaya hidup yang 
individualistis, acuh terhadap kepentingan sesama, juga 
berakibat pada menipisnya rasa persaudaraan, kurangnya 
solidaritas, seolah-olah bahwa setiap persoalan hidup bisa 
teratasi tanpa bantuan pihak lian. Tidak hanya terhenti 
sampai disitu, era ini juga telah berhasil menginjeksi “virus-
virus” paradigma sekularistik yang menyebabkan manusia 
dalam melihat dan mempersepsi realitas secara terpecah-
pecah. Virus ini cukup ampuh sehingga berhasil merasuk ke 
dalam berbagai dimensi kehidupan, sebut saja misalnya sisi 
pendidikan yang telah mengalami pemisahan antara ilmu 
umum dan ilmu agama, sisi politik terjadi pemisahan antara 
negara dan agama, dan sisi agama terjadi pemisahan antara 
urusan dunia dengan urusan akhirat.  

Proyeksi globalisasi dan sekularisasi tersebut sedikit 
banyaknya juga dirasakan efeknya oleh masyarakat 
Indonesia. Penduduk yang pada umumnya muslim justru 
belum mampu mencerminkan realitas sebagaimana yang 
dikehendaki oleh Islam itu sendiri. Kecenderungan 
menyegel agama hanya pada tataran ritual formal, tanpa 
dibarengi dengan upaya pengimplementasian aktif nilai-
nilai yang dikandungnya dalam kehidupan sosial, 
menyebabkan kebanyakan masyarakat jauh lebih percaya 
kepada media ketimbang dakwah. Bahkan tidak jarang 
agama dijadikan sebagai legitimasi kekerasan sosial, pesan-
pesan sucinya seringkali dipelintir untuk memicu konflik 
antar sesama, citra motivasi dakwah lebih terkesan 
sektarian, temporal dan lokal karena golongan yang berbeda 
dengan golongan yang diyakininya dipandang sebagai 
lawan yang harus dijatuhkan. 
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Maraknya perayaan-perayaan ritual seakan 
berbanding lurus dengan penyimpangan sosial. Ceramah-
ceramah agama yang ditampilkan baik lewat lisan maupun 
tulisan pun belum begitu mampu memberi pengaruh yang 
signifikan dalam meretas kesenjangan hidup yang terus 
menganga, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang 
semestinya terberantas dengan semangat keagamaan, justru 
tetap melanglangbuana dipermukaan. Di tambah lagi 
dengan kasus personal seperti maraknya pencurian, 
penggunaan obat-obat terlarang, depresi, aborsi, dan bahkan 
bunuh diri yang disebut oleh Fritjof Capra sebagai 
“penyakit-penyakit peradaban”6 menambah keprihatinan 
kalangan arif-cendekiwan, sekaligus mengundang perhatian 
mereka untuk terlibat secara aktif dalam perumusan solusi. 
Kenyataan ini menuntut adanya tawaran cara pandang yang 
mampu menselaraskan unsur kehidupan material dan 
spiritual, dan mengharmoniskan hubungan manusia, alam, 
dan Tuhan. Sebuah pandangan dunia yang lebih cair dan 
menyeluruh. Pandangan yang mampu memberi petunjuk 
terkait dengan arah transformasi yang harus dituju dan di 
sinilah keharusan mempertimbangkan kembalinya filsafat di 
tengah-tengah kehidupan. 

Kita sebagai bangsa lahir dengan doktrin 
konstitusional bahwa kita hidup dibimbing, dipimpin atau 
dibawah intervensi hikmah kebijaksanaan dalam 
bermasyarakat yang penuh musyawarah. Jika semua elemen 
bangsa meng-aktif-kan atau meng-efektif-kan core philosophy 
yakni Pancasila sebagai nilai dasar, maka seorang Pegawai 

 

6Fritjof Capra, The Turning Point: Science, Society, and The 

Rising Culture. terj., Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat, dan 

Kebangkitan Kebudayaan (Cet. I; Yogyakarta : Bentang Budaya, 1997), 

h. 8. 
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harusnya bekerja dengan semangat lima sila Pancasila yaitu : 
(bekerja dengan) Tidak berbohong (sila 1), Tidak korupsi 
waktu (sila 2), Tidak menyakiti atasan dan sejawat (sila 3), 
Tepat waktu (sila 4) dan Bayar pajak/zakat (sila 5). Seorang 
Petani seharusnya berpetani berdasarkan : Selalu mulai 
dengan ibadah (sila 1), Tidak malas/selalu maksimal (sila 2), 
Tidak mengganggu lahan orang lain (sila 3), Tidak hanya 
memikirkan diri sendiri (sila 4), dan Taat pajak/zakat (sila 5). 
Seorang mahasiswa harus : Disiplin ibadah (sila 1), Disiplin 
belajar (sila 2), Tidak malas kuliah (sila 3), Menjunjung 
budaya ber-sesama (sila 4), dan Berpendapat/berdemo 
dengan cerdas (sila 5). Bagaimana dengan dunia akademik? 
Intelektualisasi yang Pancasilais ialah : Berpegang teguh 
pada iman (sila 1), Menjunjung tinggi etika martabad (sila 2), 
Bersatu atas NKRI (sila 3), Anti perpecahan (sila 4) dan 
Beroperasi atas nama kemaslahatan seluruh masyarakat (sila 
5). Revitalisasi nilai-nilai dasar yang kita perkuat kembali 
akhir-akhir ini seperti penguatan kembali eksistensi 
Pancasila, pengokohan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, 
keharusan atau harga mati (harga hidup??) Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI), dan rekognisi kultural terhadap 
Kebhinekaan (Bhineka Tunggal Ika). Keempatnya 
merupakan nilai dan identitas yang berporos pada nilai 
pertama yaitu Pancasila. 

Salah satu norma umum yang diadopsi sebagai 
paradigma mendasar dalam mengartikulasikan makna 
kehidupan bahwa manusia merupakan, “aku yang yang 
berbudi dan berdaya”. Yang artinya sama dengan jika aku 
tidak mengembangkan budi dan dayaku sehingga tidak 
mempunyai keduanya maka samalah aku dengan tiada. Aku 
ada karena aku berbudi dan berdaya, aku ada karena aku 
berpikir cerdas dan kuat berdaya.Sama dengan pandangan 
filosof terkenal dari Perancis Rene Descartes, “cogito ergo 
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zum” artinya “aku ada karena aku berpikir”.Karena itu 
manusia idealnya merupakan makhluk yang berbudaya, 
budaya merupakan produk berpikir dan dalam 
bermasyarakat pun manusia harus menegakkan, 
menjunjung dan memperkuat kebudayaannya. 

Masyarakat dan kebudayaan adalah dua hal yang 
berbeda, namun keduanya memiliki kaitan sangat erat. 
Berbicara mengenai kebudayaan tidak mungkin 
menyinggung tentang masyarakat, tempat di mana 
kebudayaan itu berada. Begitu juga, kita tidak bisa 
membicarakan tentang masyarakat tanpa menyebut 
identitasnya, yaitu kebudayaan yang menandai 
kehidupannya. Di mana ada masyarakat di sanalah 
kebudayaan berada. Kebudayaan hanya ada dalam 
masyarakat. Kebudayaan meliputi segala segi dan aspek 
dari segi hidup kita sebagai mahluk sosial, mahluk 
bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam pembahasannya, 
keduanya di gabung, karena masing-masing dipahami 
hanya dalam kesatuannya dengan yang lain.  

Dalam mendalami topik ini kita tidak memberikan 
uraian panjang lebar tentang keduanya, melainkan mengkaji 
keduanya dalam kaitan dengan kenyataan di mana kita 
sendiri termasuk di dalamnya. Kita adalah salah seorang 
anggota dari suatu masyarakat, yang hidup bersama dengan 
anggota lain. Kita mengalami ikatan satu sama lain, 
terutama oleh harapan dan kepentingan yang sama dengan 
berbagai norma yang melingkupinya. Dalam hal 
kebudayaan, dapat dikatakan kita memiliki semacam 
kebudayaan kelompok, yang merupakan ciri khas kelompok 
kita, yang berbeda dengan kelompok lain. Namun di pihak 
lain kita juga memiliki hal yang samar-samar, karena 
budaya yang di sebut khas kita itu, agak sulit di identifikasi 
dengan jelas, karena sudah berbaur satu dengan yang lain. 
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Maka kebudayaan dalam suatu masyarakat, termasuk yang 
kita anut, selalu tumbuh dan berkembang secara dinamis, 
yang semakin lama semakin terbuka untuk penyesuaian 
dengan segala perkembangan yang terjadi di berbagai 
bidang kehidupan. Masalahnya adalah, bagaimana nilai-
nilai luhur budaya itu tidak ikut hancur bersamaan dengan 
berubahnya bentuk-bentuk pengungkapan yang tampak 
dalam pola prilaku yang semakin dinamis. Atau dengan 
kata lain, bagaimana nilai-nilai luhur yang terkandung 
dalam setiap budaya dapat tetap terpelihara kendati dengan 
bentuk-bentuk penghayatan dalam perilaku yang senantiasa 
mengalami perubahan. 

Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya 
beragama Islam, terkenal sebagai bangsa yang ramah, cinta 
damai, dan hidup rukun termasuk dalam dalam hubungan 
intern umat beragama maupun antar umat beragama 
sehingga banyak negara lain yang ingin belajar dari 
pengalaman keberagamaan bangsa Indonesia.   

Akan tetapi, kini pandangan positif tersebut 
mengalami perubahan. Sejak terjadinya reformasi, bangsa 
Indonesia menjadi bangsa yang cenderung ’kalut’ bahkan 
bereksperimentasi untuk merombak tatanan norma yang 
sudah mapan yang kita lihat hasilnya, bukan semakin kuat 
dan kokohnya norma-norma tersebut dalam mengawal 
proses berdemokrasi tetapi justeru semakin menguatnya 
krisis nilai sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa 
’beringas’, ’pendendam’, egois, yang mengakibatkan 
terjadinya kekerasan dan konflik horizontal antar umat 
beragama. 

Dalam hal ini umat Islam dianggap mempunyai 
andil yang besar-untuk tidak mengatakan dituduh-sebagai 
dalang. Berbagai tindak kekerasan hanya kerena pelakunya 
kebanyakan beragama Islam,  bahkan sebagian diantara 
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mereka mengaku didorong oleh ajaran agama Islam. 
Padahal tidak ada satupun agama termasuk Islam yang 
menghalalkan atau membolehkan tindakan kekerasan 
karena bertentangan dengan misi universal agama-agama 
yang menyuarakan perdamaian dan menebar kasih sayang 
bukan saja untuk sesama manusia tetapi untuk seluruh 
alam. 

Dalam dokumen ideologis kebangsaan Indonesia, 
termaktub makna kehidupan kebangsaan yang plural dan 
harmonis. Konstitusi mengakui eksistensi dan substansi 
makna keberadaan agama-agama sebagai institusi yang 
memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi dan 
menegakkan Indonesia sebagai Negara. Oleh karena itu 
tidak ada satu pun agama yang merasa lebih tinggi atau 
lebih memiliki hak dalam bingkai keindonesiaan. 
Pengenalan dan pengembangan kelembagaan dalam 
kehidupan keberagaamaan merupakan suatu kebutuhan 
yang sangat relevan dalam kemajemukan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Hidup dan berada bersama orang lain merupakan 
kenyataan hakiki kehidupan seorang manusia. “No man is 
and Island...” adalah judul sebuah lagu yang kiranya sangat 
tepat mengungkapkan kebenaran mendasar ini. Oleh karena 
itu hidup bersesama atau menyadari bahwa aku nihil tanpa 
mereka merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditawar-
tawar lagi.Saya dan mereka bermakna universalitas 
kemanusiaan, aku hanya bermakna bilamana ada kami, dan 
kami hanya kuat bila ada kita. Kita dan kami adalah 
kesempurnaan itu sendiri, representasi kesempurnaan itu 
diukur tidak hanya dari prestasi dan keunggulan pribadi 
seseorang. 

Membangun relasi yang baik dengan sesama tidak 
lain berarti memperbaiki pandangan, sikap dan prilaku kita 
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terhadap satu sama lain dalam kehidupan bersama. Hal 
yang dapat menolong untuk mewujudkan hal tersebut 
antara lain: dengan memperdalam kembali pengenalan kita 
tentang lingkungan sosial di mana kita hidup dan berada, 
mulai dari lingkungan sosial awal yang paling dekat dengan 
kita, sampai yang lebih luas, lingkungan Bangsa dan Negara. 
Selain itu, perlu juga melihat kenyataan kongkrit yang ada 
dalam kehidupan bersama, yang terwujud dalam berbagai 
bentuk interaksi sosial. Melengkapi pedalaman tema atau 
materi ini, kita akan mengkaji beberapa sikap dan prilaku 
sosial yang penting mendapat perhatian dalam membangun 
hubungan yang harmonis, sejahtera dan damai satu sama 
lain. Dengan demikian, tema “aku dan mereka atau relasi 
dengan sesama” terdiri dari tiga tema, yakni: Lingkungan 
sosial, Interaksi sosial, dan Prilaku sosial. 

Lingkungan sosial tempat kita tinggal dan berada 
bersama yang lain ada bermacam-macam, mulai dari 
lingkungan sosial tempat kita untuk kita pertama kalinya 
mengadakan kontak sosial, sampai lingkungan yang lebih 
luas yang semakin sulit di tentukan batas-batasnya. 
Lingkungan sosial yang paling dekat dengan kita serta yang 
paling berpengaruh dalam kehidupan kita adalah 
lingkungan sosial awal, yakni keluarga, yang kemudian di 
lanjutkan dengan lingkungan kelompok pertemanan atau 
kelompok permainan. Keluarga adalah lingkungan yang 
paling utama di mana kita mengalami kedekatan dan 
kebersamaan yang paling intensif, lingkungan tempat kita 
menjalani proses sosialisasi berbagai nilai dasar 
kemanusiaan. Kelompok pertemanan atau kelompok 
permainan merupakan lingkungan sosial awal juga, di mana 
suasana akrab dan kekeluaragaan merupakan ciri khasnya. 
Kelompok ini merupakan lingkungan di mana seseorang 
mulai belajar memasuki dunia luar yang lebih luas. 
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Walau lingkungan keluarga dan kelompok 
pertemanan atau kelompok permainan kita golongkan 
sebagai lingkungan sosial awal, namun dalam pembahasan 
selanjutnya kita lebih banyak menyoroti lingkungan 
keluarga saja, karena itulah yang menjadi fokus utama 
dalam bahan ini. Menyoroti sebuah kehidupan keluarga 
tidak lain menyoroti kehidupan kita sendiri dalam kaitan 
erat orang-orang- yang dalam banyak hal- paling dekat 
dengan kita, hidup dan tinggal dalam satu komunitas yang 
sangat ekslusif sifatnya. Sering di gambarkan bahwa 
kehidupan seseorang, dengan segala warna dan 
karateristiknya yang khas, sangat di tentukan oleh suasana 
keluarga dari mana dia berasal. Ada yang di didik dan di 
besarkan dalam keluarga baik-baik, dan ada juga yang 
berlatar belakang keluarga berantakan. Namun perlu di 
sadari juga, sebagai anggota penuh sebuah keluarga, kita 
bukan hanya penerima pasif keadaan keluarga kita sendiri. 
Kita masing-masing adalah bagian tak terpisahkan, subyek 
dan tokoh yang turut menentukan terciptanya suasana 
tertentu dalam keluarga tertentu. 

Amanat para pendiri bangsa (the founding fathers) 
bahwa negara kesatuan Republik Indonesia merupakan 
negara yang berdasarkan Pancasila yang berbasis 
kebhinekaan dalam sistem negara kesatuan republik 
Indonesia (NKRI). Dasar dan bentuk negara ini merupakan 
hasil kompromi sejarah yang memiliki nilai fundamental 
serta menjadi identitas dalam percaturan dan pergaulan 
global. Maka konsep negara nasional (nation state) dan 
konsep budaya nasional (nation culture) merupakan konsep 
yang final dan mengikat, artinya negara Pancasila 
merupakan basis semua aturan dan budaya Pancasila 
merupakan landasan mendasar yang mengikat tata nilai dan 
budaya bangsa Indonesia.  
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Konsep dan praktek negara nasional dan budaya 
nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 
dalam bingkai kebhinekaan mengalami dinamika seiring 
dengan pergulatan sejarah perjalanan bangsa ini. Ancaman 
dan rintangan merupakan ujian terhadap “kesaktian” yang 
secara langsung merupakan tugas luhur seluruh masyarakat 
untuk tetap mempertahankan eksistensi dan substansinya 
sebagai ideologi sehingga pluralitas kehidupan bangsa 
cenderung damai dan harmonis. Seluruh lapisan masyarakat 
memiliki kesadaran dan tugas untuk senantiasa 
memperlihatkan bahwa prilaku dan sikap mereka 
merupakan wujud nyata nilai ideologi Pancasila, begitu pula 
ancaman atau upaya yang mengabaikan nilai ideologi 
Pancasila merupakan ujian terhadap keteguhan dan 
kesetiaan masyarakat terhadap Pancasila dan UUD 1945. 

Untuk itulah upaya untuk memperteguh dan 
meluruskan kekusutan yang mendera masyarakat yang 
akhir-akhir ini mengalami krisis ideologis sangat mendesak 
dilakukan. Karena hal ini cenderung mengarah pada 
pengabaian sehingga secara sistematis menyebabkan 
terlupakannya nilai-nilai ideologi Pancasila serta UUD 1945 
dalam tata budaya dan sistem sosial politik, bahkan 
ditengarai bahwa ada upaya sistematis untuk 
mendelegitimasi ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Argumentasi yang 
dapat dikemukakan antara lain, kesepakatan atas dasar 
negara sebagai landasan idiil dan konstitusioniil negara 
merupakan gagasan yang telah mengorbankan energi masa 
lalu yang sangat panjang. Pancasila dan UUD 1945 
merupakan kristalisasi dari gagasan kebangsaan yang sudah 
final. Maka adanya usaha yang mendelegitimasi Pancasila 
dan UUD 1945 dengan alasan yang subyektif merupakan 
tindakan yang harus dilawan oleh kesadaran komponen 
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bangsa yang lain. Persolan ini semakin relevan jika melihat 
kenyataan sekarang yang melakukan tindakan “makar” 
dengan misalnya menghidupkan kembali issu 
primordialisme daerah sehinnga ada gejala anti ras, anti 
suku, anti agama tertentu dan semacamnya, yang sama 
sekali bertentangan dengan substansi dan eksistensi 
Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu kenyataan 
dihidupkannya kembali issu negara agama (misalnya 
Negara Islam/NII) merupakan ancaman tersendiri yang 
amat menguatirkan. 

Maka sangat diperlukan bahkan sudah saatnya kita 
sebagai bangsa kembali sadar bahwa kemelencengan kita 
dari apa yang telah kita sepakati dan amanah kesejarahan 
negeri ini sangat lebar dan semakin mengancam. 
Membangun kesadaran nasional dari penyakit melupakan 
dan mengabaikan amanah ini hendaknya menjadi agenda 
pokok pembangunan nasional disamping aspek lain. Untuk 
itu sangat kuat relevansi antara merevitalisasi atau 
memperkuat lagi ideologi Pancasila kita dengan pluralitas 
masyarakatnya. 

Sebagai seorang penganut agama pun kita terlahir 
dengan doktrin pembimbing yang universal yaitu etika dan 
moral. Gagasan untuk membumikan Islam dari langit ini 
merupakan epistemologi untuk menghadirkan agama 
sebagai nilai universal yang selalu hadir (omni present) di 
mana secara etis mendorong manusia untuk selalu bertindak 
dengan “menginjakkan kakinya” di dunia bukannya 
melupakan dunia. Melupakan dunia dalam tindakan 
menyebabkan manusia serakah dalam hidup, keserakahan 
dapat ditandai dengan tindakan eksploitasi alam dan 
eksplorasi bumi secara besar-besaran tanpa memikirkan 
keseimbangan dan kelestariannya. Manusia dapat bertindak 
eksploitatif mana kala agama selalu dipersepsikan berada di 
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langit yang kemudian diletakkan dalam wilayah sakral 
seperti sholat, puasa, haji dan iman, sehingga jika manusia 
sedang berbisnis itu sama sekali tidak berhubungan dengan 
agama atau bukan wilayah sakral. Pemisahan (dikotomi) 
antara nilai-nilai iman yang sakral dengan nilai-nilai 
kehidupan seperti berbisnis sebenarnya sebuah tindakan 
yang mendekonstruksi atau mereduksi nilai universal agama 
itu sendiri. Apabila kenyataan tersebut masih kita temukan 
dalam kehidupan dewasa ini maka gagasan desakralisasi 
dan pribumisasi Islam tersebut masih relevan bahkan sangat 
strategis untuk diperhatikan kembali.   

Mengapa pedoman moral atau paradigma filsafat 
khususnya ranah etika amat relevan dengan dunia intelijen 
bahkan bagi semua manusia. Sejak filsafat Yunani 
menempatkan manusia sebagai mikro kosmos, maka 
manusia baik secara filosofis maupun secara teologis telah 
ditempatkan pada tataran kemuliaan, yang membuka 
peluang selebar-lebarnya untuk di kaji dan di beri nilai. 
Pelekatan predikat/kodrat khas manusia ini di dalam alam 
yang demikian tinggi, menurut Max Scheler seorang etikus 
Jerman terkenal pada akhir abad 18- bukan hanya karena 
sekadar mampu memilih dan berpikir saja, tetapi 
kemapuan-kamanpuan memilih dan berpikr tersebut secara 
kuantitatif dan kualitatif dapat ditingkatkan hingga tak 
terbatas. Kita perlu memahami bahwa dalam diri manusia 
ada prinsip baru yang mengatasi kehidupan pada 
umumnya. Prinsip tersebut merupakan suatu jenjang dalam 
kehidupan, serta bukan pula suatu jenjang hidup dalam 
kehidupan yang disebut jiwa, melainkan suatu prinsip yang 
berbeda sama sekali dengan kehidupan pada umumnya, 
bahkan dengan hidup yang ada dalam diri manusia itu 
sendiri. Prinsip ini merupakan fenomena yang sungguh 
baru, yang tidak dapat disandarkan/disumberkan dari 
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evolusi kehidupan yang alamiah, dan manakala fenomena 
tersebut direduksikan ke suatu hal, akan kembali ke Akar 
Ada yang paling radikal, maka melahirkan nilai-nilai 
kehidupan yang tak terukur dengan materi (Max Sheler, 
dalam Nilai Etika Aksiologis, dalam Mustari, 2011 h. viii). 

Nilai memiliki peranan sebagai daya tarik serta dasar 
bagi tindakan manusia, serta mendorong manusia untuk 
mewujudkan nilai-nilai yang ditemukan dalam tindakan-
tindakannya. Kultur masa kini dan para humanis 
mengklaim bahwa setiap orang, karena ia manusia 
mempunyai nilai alami yakni nilai kemuliaan, sekalipun 
misalnya ia telah melakukan banyak kejahatan. Kemuliaan 
ini merupakan kemuliaan ciptaan/bawaan yang 
dikaruniakan Tuhan kepada manusia, dan tidak diberikan 
kepada makhluk lain. Boleh jadi poros dari karunia Tuhan 
ini adalah akal manusia. Ini yang disebut dengan kemuliaan 
umum. Jenis kemuliaan yang ke dua adalah yang dicapai 
dan dijangkau oleh manusia sendiri dengan kehendak dan 
pilihan bebasnya. Dalam jenis kemuliaan ini manusia tidak 
seluruhnya sama, hal itu hanya dimiliki dan dinikmati oleh 
orang-orang yang memiliki kearifan dan kebajikan. 

Lantas dimana letak kemuliaan manusia itu? Dengan 
berdasar dari uraian diatas, tentunya kita dapat menyatakan 
bahwa kemulian manusia dapat tercapai manakala 
terpenuhi nilai-nilai yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, 
yakni, bergeraknya akal, aktifnya intuisi dan 
termanifestasikannya nilai teologis Ilahiyah (sabda 
suci/wahyu) untuk mendapatkan nilai dan kebenaran; yang 
sekaligus akan menjadi dasar terbinanya nilai-nilai hidup 
fundamental; yang pada penjabaran lebih luasnya akan 
menjadi nilai-nilai hidup kemanusiaan. Mendasarkan 
operasionalisasi intelijen dalam kerangka etika seperti ini 
mengisyaratkan suatu strategi dan tujuan yang hakiki penuh 
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makna tidak sekedar memenuhi standar procedural tetapi 
syarat substansial sehingga memberikan arti positif bagi 
hakikat ontologis intelijen.  

Manusia memang adalah makhluk ciptaan Tuhan 
yang paling unik dan misterius, karena selain memiliki 
bentuk jasmani yang demikian sempurna, indera yang 
begitu lengkap, manusia juga dianugerahi akal dan ruh 
sebagai media pencapaian kebenaran, yang dengan itu 
semua manusia memiliki cipta, rasa dan karsa yang tidak 
hanya sebagai pembeda atas makhluk ciptaan Tuhan di 
muka bumi  tetapi juga dengan para malaikat di “negeri 
kayangan”. Oleh karena itu akan tidak adil rasanya bila kita 
hanya memahami manusia berdasarkan penjelasan 
anatomi/biologis belaka. Sebab jika pemahaman kita hanya 
berdasar pada hal biologis semata, tentunya manusia akan 
sama saja dengan makhluk-makhluk lainnya, dan ini 
merupakan peng-dzaliman terhadap manusia dan ke-
manusiaan itu sendiri serta pengingkaran terhadap anugerah 
Tuhan. Manusia tidak akan memahami hakekat 
keberadaanya sebagai makhluk yang dalam bahasa agama 
diserahi tugas sebagai khalifah (suksesor atau “mata-mata 
Tuhan” di muka bumi), yang dengannya memiliki tanggung 
jawab untuk berkembang, melakukan perubahan tanpa 
anarkis serta memelihara keseimbangan dan keberlanjutan 
alam semesta. Bahwa manusia selain memiliki tugas untuk 
beribadah kepada Sang Khaliq, juga memiliki tujuan 
mempelajari alam semesta, hukum-hukum susunan 
batinnya sendiri dan proses sejarah, untuk kemudian 
menggunakan pengetahuan ini untuk kebaikan. Hal ini 
menunjukkan bahwa suatu keistimewaan karakteristik 
manusia yang membedakannya dari makhluk lain adalah 
kemampuannya/kapasitasnya. Dengan kata lain manusia 
berbeda dengan makhluk lainnya karena dia memiliki 
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pengetahuan kreatif dan ilmiah tentang benda-benda (ilmu 
eksakta), mengenai kejiwaannya (ilmu psikologis) atau 
mengenai perilaku manusia yang berproses terus dalam 
masa (ilmu sejarah). Kelebihan-kelebihan manusia ini 
manakala mampu dieksplorasi secara maksimal oleh 
manusia itu sendiri, tentunya akan melahirkan pribadi-
pribadi unggul. 

Terlepas dari itu semua, harus kita sadari jika 
keberadaan dan hidup manusia di dunia adalah terbatas. 
Oleh karena itu alangkah tidak eloknya ketika hidup yang 
terbatas ini kita hiasi dengan tindakan-tindakan amoral. 
Menurut Imanuel Kant filosof yang disebut-sebut juru 
damai ketegangan panjang antara kaum rasionalis dan kaum 
empiris- bahwa hidup manusia di dunia ini wajib berbuat 
baik demi suatu kedamaian yang bukan saja hanya untuk di 
dunia karena balasan yang di dapat di dunia kerapkali tidak 
seimbang dengan perbuatan baik yang dilakukan, 
melainkan untuk mencapai kebahagian “hidup” sesudah 
kehidupan yang sementara ini (akhirat). Itulah yang menjadi 
tujuan hidup manusia (Kant, dalam Critique of Pratical 
Reason, dalam Mustari, 2011 h. 138). 

Oleh karena itu, kehidupan ini mestilah sesuatu yang 
punya nilai yang dapat dijadikan tolak ukur untuk 
memandang manusia atau seseorang itu sebagai manusia, 
dan salah satu yang dapat kita jadikan barometer adalah 
nilai kejujuran disamping nilai-nilai lain seperti menjunjung 
tinggi moralitas, berlaku adil, solidaritas sosial, 
menumbuhkan rasa tanggung jawab (komitmen korps) dan 
lain sebagainya. 

Jujur adalah sifat lugas, apa adanya, yang tidak 
dicampuri dengan kebohongan-kebohongan. Dalam bahasa 
sehari-hari, jujur sering diterjemahkan dengan sikap terbuka 
yaitu tidak ada sesuatu yang perlu dirahasiakan atau 
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ditutup-tutupi. Jujur berarti menempatkan sesuatu pada 
tempatnya sesuai dengan tuntunan kebenaran. Konsep 
kejujuran merupakan ajaran pokok dan prinsip stabilisasi 
yang disabdakan seluruh agama, karena pribadi yang jujur 
adalah kualitas unggul manusia. Pikiran, ucapan serta 
tindakan yang dilandasi oleh karakter kejujuran dapat 
memperkuat eksistensi (ontologis) dan citra (aksiologis) 
manusia baik secara personal (individu) maupun secara 
institusional (korps/grup). Hal ini dapat dipahami jika 
kejujuran bukan saja hal-hal yang menyangkut dengan 
perkataan, tetapi juga mengenai sikap dan perbuatan. Sebab 
seringkali kita temukan dan menjadi karakter seseorang jika 
apa yang diucapkannya berbeda dengan tingkah lakunya; 
lain di mulut lain di hati bahkan lain pula dalam tindakan. 
Orang yang memiliki karakter seperti ini bukan saja akan 
merugikan dirinya sendiri, tapi juga akan merugikan orang 
lain bahkan bias merugikan korpsnya jika dia adalah bagian 
dari suatu korps.   

Kenyataan akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, di 
mana orang-orang yang mau menerima kejujuran itu tentu 
sangat  banyak, namun sangat sedikit orang-orang yang  
mau bersikap dan berkata dengan jujur. Kita melihat 
kejujuran seolah-olah menjadi suatu sifat yang langkah dan 
mahal. Kita takut pada kenyataan bahwa siapa yang berbuat 
dan berkata jujur itu berarti harus siap untuk di benci dan 
dikucilkan dalam kehidupan, harus siap terpinggirkan 
dalam persaingan untuk mencapai puncak karir dan jabadan 
serta status sosial lainnya, harus berhadapan dengan hidup 
dalam kemiskinan serta berbagai macam ketakutan yang 
meracuni jiwa dan pikiran manusia. Ini tentu menjadi aneh, 
karena di satu pihak orang lain mengharapkan kejujuran 
dari seseorang, namun di pihak lain kejujuran itu seolah 
menjadi momok sosial.    
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“Harga sebuah kejujuran”, itulah barangkali 
ungkapan paling bodoh jika sikap dan perkataan jujur kita 
sandarkan pada ketakutan-ketakutan seperti di atas. Pada 
hal bila kita mengkaji nilai dari sebuah kejujuran adalah 
kepercayaan, kesuksesan, kewibawaan, nama baik dan 
kehormatan. Yang kesemuanya ini merupakan nilai yang tak 
terukur oleh apapun. Misalnya, jika si A menjalin hubungan 
usaha dengan si B. Selama mereka saling  bersikap jujur, 
maka tentulah hubungan usaha yang mereka bangun akan 
langgeng pula. Ini berarti bahwa secara materi/ekonomi 
kesuksesan akan mereka raih, dan secara psikologis tentu 
mereka akan merasa aman dan senang untuk tetap 
bekerjasama, bahkan bukan hanya itu, orang lainpun akan 
menghormati mereka sebagai orang yang amanah. 

Persoalan nilai merupakan persoalan mendasar yang 
bersangkut paut dengan seluruh aspek kehidupan manusia, 
perbuatan, tutur kata, gerak tangan bahkan sampai pada 
langkah-langkah kaki. Maka tidak mengherankan bila nilai 
ini tidak hanya muncul dalam buku-buku, kongres/seminar 
kefilsafatan, jurnal, tetapi juga hadir dalam perwujudan 
yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari, baik nilai 
itu hadir sebagai sesuatu yang subjektif maupun hadir 
sebagai sesuatu yang objektif. 

Sekalipun nilai merupakan tema baru dalam filsafat 
(hadir pada pertengahan abad ke-19), namun pembahasan 
tentang nilai itu sendiri telah ada sejak dahulu, ini terbukti 
dengan terilhaminya filosof seperti Plato yang membahas 
secara mendalam dalam karyanya ketika ia membicarakan 
tentang keindahan, kebaikan, kekudusan, dan juga menjadi 
tema yang penting bagi para pemikir sepanjang masa. 
Sekalipun demikian, juga tidak kurang benarnya bahwa 
persoalan ini tidak berhasil menjaga kawasannya sendiri. 
Karena seperti kita pahami bahwa agaknya masing-masing 
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nilai dipelajari dan dibahas secara eksklusif/tertutup. 
Estetika umpamanya, adalah demi kepentingan dan tentang 
dirinya sendiri, dan tidak mewakili kategori yang lebih luas. 
Sementara itu minat untuk mempelajari masalah estetika 
terus berkembang. Keindahan sebagaimana yang terekam 
saat ini sebagai salah satu perwujudan dari cara pandang 
yang khas/berbeda terhadap dunia, sebuah cara yang 
disebut dengan nilai. Penemuan ini memiliki arti penting di 
bidang kefilsafatan, yang secara mendasar mengandung arti 
pembedaan antara yang ada (being) dengan nilai (value). 
Suatu kecenderungan yang nampak sejak dari zaman kuno 
hingga dewasa ini adalah, orang, tanpa menyadarinya 
kerapkali menempatkan nilai setingkat di bawah “ada”, dan 
mengukur keduanya dengan tolak ukur yang sama. 

 

C. Masyarakat dan Filsafat 
Secara singkat bagian ini hendak menegaskan bahwa 

masyarakat akan macet bila meninggalkan Filsafat dan 
sebaliknya Filsafat akan tinggal di alam langit atau di 
dunianya sendiri bila tidak masuk dalam pergulatan 
kemanusiaan. Sebagai seorang penganut agama pun kita 
terlahir dengan doktrin pembimbing yang universal yaitu 
etika dan moral. Gagasan untuk membumikan Islam dari 
langit ini merupakan epistemologi untuk menghadirkan 
agama sebagai nilai universal yang selalu hadir (omni present) 
di mana secara etis mendorong manusia untuk selalu 
bertindak dengan “menginjakkan kakinya” di dunia 
bukannya melupakan dunia. Melupakan dunia dalam 
tindakan menyebabkan manusia serakah dalam hidup, 
keserakahan dapat ditandai dengan tindakan eksploitasi 
alam dan eksplorasi bumi secara besar-besaran tanpa 
memikirkan keseimbangan dan kelestariannya. Manusia 
dapat bertindak eksploitatif mana kala agama selalu 
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dipersepsikan berada di langit yang kemudian diletakkan 
dalam wilayah sakral seperti sholat, puasa, haji dan iman, 
sehingga jika manusia sedang berbisnis itu sama sekali tidak 
berhubungan dengan agama atau bukan wilayah sakral. 
Pemisahan (dikotomi) antara nilai-nilai iman yang sakral 
dengan nilai-nilai kehidupan seperti berbisnis sebenarnya 
sebuah tindakan yang mendekonstruksi atau mereduksi nilai 
universal agama itu sendiri. Apabila kenyataan tersebut 
masih kita temukan dalam kehidupan dewasa ini maka 
gagasan desakralisasi dan pribumisasi Islam tersebut masih 
relevan bahkan sangat strategis untuk diperhatikan kembali.   

Mengapa pedoman moral atau paradigma filsafat 
khususnya ranah etika amat relevan dengan dunia intelijen 
bahkan bagi semua manusia. Sejak filsafat Yunani 
menempatkan manusia sebagai mikro kosmos, maka 
manusia baik secara filosofis maupun secara teologis telah 
ditempatkan pada tataran kemuliaan, yang membuka 
peluang selebar-lebarnya untuk dikaji dan di beri nilai. 
Pelekatan predikat/kodrat khas manusia ini di dalam alam 
yang demikian tinggi, menurut Max Scheler seorang etikus 
Jerman terkenal pada akhir abad 18- bukan hanya karena 
sekadar mampu memilih dan berpikir saja, tetapi 
kemapuan-kamanpuan memilih dan berpikr tersebut secara 
kuantitatif dan kualitatif dapat ditingkatkan hingga tak 
terbatas. Kita perlu memahami bahwa dalam diri manusia 
ada prinsip baru yang mengatasi kehidupan pada 
umumnya. Prinsip tersebut merupakan suatu jenjang dalam 
kehidupan, serta bukan pula suatu jenjang hidup dalam 
kehidupan yang disebut jiwa, melainkan suatu prinsip yang 
berbeda sama sekali dengan kehidupan pada umumnya, 
bahkan dengan hidup yang ada dalam diri manusia itu 
sendiri. Prinsip ini merupakan fenomena yang sungguh 
baru, yang tidak dapat disandarkan/disumberkan dari 
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evolusi kehidupan yang alamiah, dan manakala fenomena 
tersebut direduksikan ke suatu hal, akan kembali ke Akar 
Ada yang paling radikal, maka melahirkan nilai-nilai 
kehidupan yang tak terukur dengan materi (Max Sheler, 
dalam Nilai Etika Aksiologis, dalam Mustari, 2011 h. viii). 

Nilai memiliki peranan sebagai daya tarik serta dasar 
bagi tindakan manusia, serta mendorong manusia untuk 
mewujudkan nilai-nilai yang ditemukan dalam tindakan-
tindakannya. Kultur masa kini dan para humanis 
mengklaim bahwa setiap orang, karena ia manusia 
mempunyai nilai alami yakni nilai kemuliaan, sekalipun 
misalnya ia telah melakukan banyak kejahatan. Kemuliaan 
ini merupakan kemuliaan ciptaan/bawaan yang 
dikaruniakan Tuhan kepada manusia, dan tidak diberikan 
kepada makhluk lain. Boleh jadi poros dari karunia Tuhan 
ini adalah akal manusia. Ini yang disebut dengan kemuliaan 
umum. Jenis kemuliaan yang ke dua adalah yang dicapai 
dan dijangkau oleh manusia sendiri dengan kehendak dan 
pilihan bebasnya. Dalam jenis kemuliaan ini manusia tidak 
seluruhnya sama, hal itu hanya dimiliki dan dinikmati oleh 
orang-orang yang memiliki kearifan dan kebajikan. 

Lantas dimana letak kemuliaan manusia itu? Dengan 
berdasar dari uraian diatas, tentunya kita dapat menyatakan 
bahwa kemulian manusia dapat tercapai manakala 
terpenuhi nilai-nilai yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, 
yakni, bergeraknya akal, aktifnya intuisi dan 
termanifestasikannya nilai teologis Ilahiyah (sabda 
suci/wahyu) untuk mendapatkan nilai dan kebenaran; yang 
sekaligus akan menjadi dasar terbinanya nilai-nilai hidup 
fundamental; yang pada penjabaran lebih luasnya akan 
menjadi nilai-nilai hidup kemanusiaan. Mendasarkan 
operasionalisasi intelijen dalam kerangka etika seperti ini 
mengisyaratkan suatu strategi dan tujuan yang hakiki penuh 
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makna tidak sekedar memenuhi standar procedural tetapi 
syarat substansial sehingga memberikan arti positif bagi 
hakikat ontologis intelijen.  

Manusia memang adalah makhluk ciptaan Tuhan 
yang paling unik dan misterius, karena selain memiliki 
bentuk jasmani yang demikian sempurna, indera yang 
begitu lengkap, manusia juga dianugerahi akal dan ruh 
sebagai media pencapaian kebenaran, yang dengan itu 
semua manusia memiliki cipta, rasa dan karsa yang tidak 
hanya sebagai pembeda atas makhluk ciptaan Tuhan di 
muka bumi  tetapi juga dengan para malaikat di “negeri 
kayangan”. Oleh karena itu akan tidak adil rasanya bila kita 
hanya memahami manusia berdasarkan penjelasan 
anatomi/biologis belaka. Sebab jika pemahaman kita hanya 
berdasar pada hal biologis semata, tentunya manusia akan 
sama saja dengan makhluk-makhluk lainnya, dan ini 
merupakan peng-dzaliman terhadap manusia dan ke-
manusiaan itu sendiri serta pengingkaran terhadap anugerah 
Tuhan. Manusia tidak akan memahami hakekat 
keberadaanya sebagai makhluk yang dalam bahasa agama 
diserahi tugas sebagai khalifah (suksesor atau “mata-mata 
Tuhan” di muka bumi), yang dengannya memiliki tanggung 
jawab untuk berkembang, melakukan perubahan tanpa 
anarkis serta memelihara keseimbangan dan keberlanjutan 
alam semesta. Bahwa manusia selain memiliki tugas untuk 
beribadah kepada Sang Khaliq, juga memiliki tujuan 
mempelajari alam semesta, hukum-hukum susunan 
batinnya sendiri dan proses sejarah, untuk kemudian 
menggunakan pengetahuan ini untuk kebaikan. Hal ini 
menunjukkan bahwa suatu keistimewaan karakteristik 
manusia yang membedakannya dari makhluk lain adalah 
kemampuannya/kapasitasnya. Dengan kata lain manusia 
berbeda dengan makhluk lainnya karena dia memiliki 
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pengetahuan kreatif dan ilmiah tentang benda-benda (ilmu 
eksakta), mengenai kejiwaannya (ilmu psikologis) atau 
mengenai perilaku manusia yang berproses terus dalam 
masa (ilmu sejarah). Kelebihan-kelebihan manusia ini 
manakala mampu dieksplorasi secara maksimal oleh 
manusia itu sendiri, tentunya akan melahirkan pribadi-
pribadi unggul. 

Terlepas dari itu semua, harus kita sadari jika 
keberadaan dan hidup manusia di dunia adalah terbatas. 
Oleh karena itu alangkah tidak eloknya ketika hidup yang 
terbatas ini kita hiasi dengan tindakan-tindakan amoral. 
Menurut Imanuel Kant filosof yang disebut-sebut juru 
damai ketegangan panjang antara kaum rasionalis dan kaum 
empiris- bahwa hidup manusia di dunia ini wajib berbuat 
baik demi suatu kedamaian yang bukan saja hanya untuk di 
dunia karena balasan yang di dapat di dunia kerapkali tidak 
seimbang dengan perbuatan baik yang dilakukan, 
melainkan untuk mencapai kebahagian “hidup” sesudah 
kehidupan yang sementara ini (akhirat). Itulah yang menjadi 
tujuan hidup manusia (Kant, dalam Critique of Pratical 
Reason, dalam Mustari, 2011 h. 138). 

Oleh karena itu, kehidupan ini mestilah sesuatu yang 
punya nilai yang dapat dijadikan tolak ukur untuk 
memandang manusia atau seseorang itu sebagai manusia, 
dan salah satu yang dapat kita jadikan barometer adalah 
nilai kejujuran disamping nilai-nilai lain seperti menjunjung 
tinggi moralitas, berlaku adil, solidaritas sosial, 
menumbuhkan rasa tanggung jawab (komitmen korps) dan 
lain sebagainya. 

Jujur adalah sifat lugas, apa adanya, yang tidak 
dicampuri dengan kebohongan-kebohongan. Dalam bahasa 
sehari-hari, jujur sering diterjemahkan dengan sikap terbuka 
yaitu tidak ada sesuatu yang perlu dirahasiakan atau 
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ditutup-tutupi. Jujur berarti menempatkan sesuatu pada 
tempatnya sesuai dengan tuntunan kebenaran. Konsep 
kejujuran merupakan ajaran pokok dan prinsip stabilisasi 
yang disabdakan seluruh agama, karena pribadi yang jujur 
adalah kualitas unggul manusia. Pikiran, ucapan serta 
tindakan yang dilandasi oleh karakter kejujuran dapat 
memperkuat eksistensi (ontologis) dan citra (aksiologis) 
manusia baik secara personal (individu) maupun secara 
institusional (korps/grup). Hal ini dapat dipahami jika 
kejujuran bukan saja hal-hal yang menyangkut dengan 
perkataan, tetapi juga mengenai sikap dan perbuatan. Sebab 
seringkali kita temukan dan menjadi karakter seseorang jika 
apa yang diucapkannya berbeda dengan tingkah lakunya; 
lain di mulut lain di hati bahkan lain pula dalam tindakan. 
Orang yang memiliki karakter seperti ini bukan saja akan 
merugikan dirinya sendiri, tapi juga akan merugikan orang 
lain bahkan bias merugikan korpsnya jika dia adalah bagian 
dari suatu korps.   

Kenyataan akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, di 
mana orang-orang yang mau menerima kejujuran itu tentu 
sangat  banyak, namun sangat sedikit orang-orang yang  
mau bersikap dan berkata dengan jujur. Kita melihat 
kejujuran seolah-olah menjadi suatu sifat yang langkah dan 
mahal. Kita takut pada kenyataan bahwa siapa yang berbuat 
dan berkata jujur itu berarti harus siap untuk di benci dan 
dikucilkan dalam kehidupan, harus siap terpinggirkan 
dalam persaingan untuk mencapai puncak karir dan jabatan 
serta status sosial lainnya, harus berhadapan dengan hidup 
dalam kemiskinan serta berbagai macam ketakutan yang 
meracuni jiwa dan pikiran manusia. Ini tentu menjadi aneh, 
karena di satu pihak orang lain mengharapkan kejujuran 
dari seseorang, namun di pihak lain kejujuran itu seolah 
menjadi momok sosial.    
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“Harga sebuah kejujuran”, itulah barangkali 
ungkapan paling bodoh jika sikap dan perkataan jujur kita 
sandarkan pada ketakutan-ketakutan seperti di atas. Pada 
hal bila kita mengkaji nilai dari sebuah kejujuran adalah 
kepercayaan, kesuksesan, kewibawaan, nama baik dan 
kehormatan. Yang kesemuanya ini merupakan nilai yang tak 
terukur oleh apapun. Misalnya, jika si A menjalin hubungan 
usaha dengan si B. Selama mereka saling  bersikap jujur, 
maka tentulah hubungan usaha yang mereka bangun akan 
langgeng pula. Ini berarti bahwa secara materi/ekonomi 
kesuksesan akan mereka raih, dan secara psikologis tentu 
mereka akan merasa aman dan senang untuk tetap 
bekerjasama, bahkan bukan hanya itu, orang lainpun akan 
menghormati mereka sebagai orang yang amanah. 

Persoalan nilai merupakan persoalan mendasar yang 
bersangkut paut dengan seluruh aspek kehidupan manusia, 
perbuatan, tutur kata, gerak tangan bahkan sampai pada 
langkah-langkah kaki. Maka tidak mengherankan bila nilai 
ini tidak hanya muncul dalam buku-buku, kongres/seminar 
kefilsafatan, jurnal, tetapi juga hadir dalam perwujudan 
yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari, baik nilai 
itu hadir sebagai sesuatu yang subjektif maupun hadir 
sebagai sesuatu yang objektif. 

Sekalipun nilai merupakan tema baru dalam filsafat 
(hadir pada pertengahan abad ke-19), namun pembahasan 
tentang nilai itu sendiri telah ada sejak dahulu, ini terbukti 
dengan terilhaminya filosof seperti Plato yang membahas 
secara mendalam dalam karyanya ketika ia membicarakan 
tentang keindahan, kebaikan, kekudusan, dan juga menjadi 
tema yang penting bagi para pemikir sepanjang masa. 
Sekalipun demikian, juga tidak kurang benarnya bahwa 
persoalan ini tidak berhasil menjaga kawasannya sendiri. 
Karena seperti kita pahami bahwa agaknya masing-masing 
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nilai dipelajari dan dibahas secara eksklusif/tertutup. 
Estetika umpamanya, adalah demi kepentingan dan tentang 
dirinya sendiri, dan tidak mewakili kategori yang lebih luas. 
Sementara itu minat untuk mempelajari masalah estetika 
terus berkembang. Keindahan sebagaimana yang terekam 
saat ini sebagai salah satu perwujudan dari cara pandang 
yang khas/berbeda terhadap dunia, sebuah cara yang 
disebut dengan nilai. Penemuan ini memiliki arti penting di 
bidang kefilsafatan, yang secara mendasar mengandung arti 
pembedaan antara yang ada (being) dengan nilai (value). 
Suatu kecenderungan yang nampak sejak dari zaman kuno 
hingga dewasa ini adalah, orang, tanpa menyadarinya 
kerapkali menempatkan nilai setingkat di bawah “ada”, dan 
mengukur keduanya dengan tolak ukur yang sama. 
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BAB  II 
FILSAFAT DAN INTEGRASI ILMU 

 
A. Mengapa Integrasi? 

Pembahasan mengenai Filsafat dan Integrasi ilmu saya 
masukkan dalam bagian penulisan ini karena dua alasan. 
Pertama, dinamika perkuliahan yang terjadi di kelas-kelas 
yang saya ajar hingga ada mahasiswa menjadikan topik ini 
sebagai topik riset tesisnya. Dapat dikemukakan bahwa isu 
dan gagasan integrasi ilmu masih cukup menarik untuk 
dijadikan inspirasi dan “justifikasi akademik”.  

Saya juga mengambil beberapa bagian diskusi serta 
riset tentang integrasi ilmu yang dilakukan oleh salah 
seorang mahasiswa (mengutip langsung) menjadi bagian 
buku ini. Kedua, integrasi ilmu juga mendapatkan respon 
yang berbeda dalam dalam perbincangan yang saya ikuti. 
Ada yang mengatakan bahwa isu ini merupakan sesuatu 
yang sudah sejak lama muncul dan ada juga yang 
mengatakan bahwa isu ini sesungguhnya tidak perlu 
diangkat yang seolah-olah ada atau perlu. Sebab hampir 
setiap disiplin ilmu baik umum maupun Islam (ilmu-ilmu 
ke-Islaman) mengandung aspek integrasi (pasti melibatkan 
ilmu umum). Dalam materi fikhi misalnya, di dalamnya 
terdapat aspek yang umum seperti benda alam, berupa air, 
tanah, dan lain-lain yang merupakan pendukung kajian 
fikhi.  

Dengan begitu bilamana yang dibicarakan adalah 
tentang ibadah, katakanlah ibadah haji maka pembicaraan 
itu tidak akan terlepas dari perjalanan haji yang 
menggunakan kendaraan, pesawat dan lain-lain. Itu berarti 
haji tidak bisa dilepaskan dengan ilmu umum yakni ilmu 
kesehatan, ilmu teknik dan lain-lain. Di sini menunjukkan 
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bahwa integrasi itu tidak perlu lagi didiskusikan apalagi 
sampai menganggapnya hal yang baru sama sekali.  

 
1. Pengertian Integrasi Ilmu 

Secara harfiah dalam bahasa Inggris, terdapat tiga 
jenis kata yang merujuk pada kata integrasi sebagai kata 
kerja, yakni to integrate, yang berarti: mengintegrasikan, 
menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan (dua 
hal atau lebih menjadi satu). Kedua: sebagai kata benda, 
yakni integration, yang berarti: integrasi, pengintegrasian 
atau penggabungan; atau integrity yang berarti ketulusan 
hati, kejujuran dan keutuhan. Jika berkaitan dengan 
bilangan, integrasi merujuk  pada kata integer yang berarti 
bilangan bulat/utuh. Dari kata ini dijumpai kata 
integrationist yang bermakna penyokong paham integrasi, 
pemersatu.  

Ketiga: sebagai kata sifat, kata ini merujuk pada kata 
integral yang bermakna hitungan integral, bulat, utuh, yang 
perlu untuk melengkapi seperti dalam kalimat: reading is 
integral part of the course (membaca merupakan bagian 
pelengkap bagi kursus itu). Bentuk kata sifat lainnya adalah 
integrated yang berarti yang digabungkan, yang terbuka 
untuk siapa saja seperti integrated school (sekolah terpadu), 
atau integrated society (masyarakat yang utuh, masyarakat 
tanpa perbedan warna kulit).7 

 
2. Konsep Integrasi Ilmu 

Wacana tentang integrasi ilmu telah muncul dalam 
waktu cukup lama. Meski tak selalu menggunakan kata 
“integrasi,” di kalangan Muslim modern gagasan perlunya 

 
7John M. Echols, Kamus Inggris Indonesia, (Cet. I: Jakarta, 

Gramedia Pustaka Utama, 1996),  h. 326. 
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pemaduan ilmu dan agama atau akal dan wahyu (iman), 
atau antara ilmu Barat modern dan ilmu Islam. telah cukup 
lama beredar. Cukup populer juga dikalangan Muslim 
pandangan bahwa pada masa kejayaan sains dalam 
peradaban Islam, ilmu dan agama pada dasarnya integrated. 

Islamisasi ilmu merupakan salah satu kata yang 
digunakan dalam upaya mengislamkan disiplin-disiplin 
ilmu, oleh al-Faruqi dalam buku metodologi study Islam 
mengartikan islamisasi sebagai upaya membangun 
pradigma keilmuan yang berlandaskan pada nilai-nilai 
Islam, baik pada aspek ontologis, epistemologis, dan 
aksiologis. Islamisasi ilmu muncul pada era modern abad ke 
20, lahirnya gagasan islamisasi sebagai respon kritis 
terhadap peradaban Barat Modern yang sekuler, kering 
nilai-nilai keTuhanan, spiritualitas, pemisahan antara akal-
wahyu, ilmu-amal, dan material-spiritual yang berimplikasi 
pada munculnya berbagai problem kemanusiaan, seperti 
degradasi moral-religius, kehampaan jiwa, dan tradisi taqlid 
di kalangan umat Islam.8  

Dalam konteks Kristen kontemporer, pendekatan 
“integrasi” di populerkan oleh Ian G. Barbour, yang 
menyebut empat tipologi hubungan sains-agama di 
antaranya adalah konflik, independensi, dialog, dan 
integrasi. Teolog fisikawan Kristen ini dianggap sebagai 
salah seorang peletak dasar wacana sains dan agama yang 
berkembang di Barat, tetapi pengaruhnya kini telah amat 
menyebar berkat penerjemahan buku-bukunya.9  

 
8 Hasan Baharuddin dkk, Metodologi Study Islam; Percikan 

Pemikiran Tokoh Dalam Membumikan Agama, (Cet. I; Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2011), h. 110-111. 
9 Zainal Abidin Baqir, Jarot Wahyudi dan Afnan Anshori, 

Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi Untuk Aksi, (Cet. I; Mizan: 

Bandung, 2005), h. 20. 
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Di antara empat hubugan yang disodorkan oleh 
Barbour, dia lebih memilih hubungan yang ke empat, yakni, 
integrasi. Menurut Barbour bahwa ada dua varian 
hubungan yang menggabungkan antara agama dan sains, 
pertama ia sebut sebagai teologi natural (natural theology), 
yang dimaksud dengan teologi natural adalah teologi 
mencari dukungan pada penemuan-penemuan ilmiah,  dan 
yang kedua sekaligus inilah yang dianut oleh Barbour, ia 
sebut sebagai teologi alam (theology of nature), yakni, teologi 
disesuaikan dengan penemuan-penemuan sains yang 
mutakhir tentang alam. Sehingga wajar ketika Barbour 
selalu memperhatikan bagaimana para teolog itu mencoba 
membuat sintesis teologis baru yang menurut mereka lebih 
baik daripada teologi tradisional. Namun, Sayang Barbour 
kata Armahedi Mahzar dalam pengantarnya pada buku 
Barbour,  pengamatannya terhadap penemuan-penemuan 
sains mutakhir hanya dia batasi pada teologi Kristen.10    

Ismail Raji al-Faruqi (1921-1986) salah satu pemikir 
Muslim yang menggunakan istilah islamisasi ilmu, 
islamisasi ilmu menurut dia sebagaimana yang dikutip oleh 
Hasan Baharuddin, ialah upaya membangun paradigma 
keilmuan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, baik pada 
aspek ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Menurut 
al-Faruqi, islamisasi sains harus merujuk pada tiga sumbu 
tauhid, yaitu kesatuan pengetahuan, kesatuan hidup, dan 
kesatuan sejarah. Kesatuan pengetahuan  berkaitan dengan 
tidak ada lagi pemisahan pengetahuan rasional (aqli) dan 
irasional (naqli). Kesatuan hidup berkaitan dengan semua 
pengetahuan yang harus mengacu pada tujuan penciptaan, 
yang berdampak pada tidak bebasnya pengetahuan dari 

 
10 Ian G. Barbour, Menemukan Tuhan dalam Sains Kontemporer 

dan Agama, diterjemahkan dari Nature, Human Nature, and God, (Cet. I; 

Bandung: Mizan, 2005), h. 11 
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nilai, yaitu nilai keTuhanan. Kesatuan sejarah adalah 
berkaitan kesatuan disiplin yang harus mengarah sifat 
keummatan dan mengabdi pada tujuan-tujuan ummah di 
dalam sejarah.11  

Istilah islamisasi juga menjadi salah satu senjata yang 
digunakan Syed Muhammad Naquib al-Attas, Dalam hal ini 
Naquib al-Attas mengartikan islamisasi ilmu sebagai upaya 
untuk mengenali, memisahkan dan mengasingkan unsur-
unsur peradaban Barat yang dualistik dan nihilistik, dari 
tubuh pengetahuan sehingga pengetahuan bersih dari 
unsur-unsur peradaban barat yang dualistik, sekuleristik 
dan evolusioneristik yang pada dasarnya bersifat relativistik 
dan nihilistik.12 

Demikian juga Ziauddin Sardar,  menurutnya  
islamisasi bukanlah sekedar sintesis ilmu-ilmu modern 
dengan ilmu-ilmu Islam, melainkan harus dimulai dari 
aspek ontologi dengan membangun pandangan dunia (world 
view) dengan berpijak pada epistemologi Islam.13 

Kemudian istilah integrasi digunakan oleh Amin 
Abdullah, terkhusus pada integrasi epistemologi bayani, 
burhani, dan irfani dalam upaya pengembangan ilmu-ilmu 
keislaman, dan sebagai upaya memecahkan persoalan-
persoalan keagaman kontemporer yang begitu kompleks. 
Ketiga epistemologi tersebut dalam sejarahnya telah 
memperlihatkan keberhasilannya masing-masing. 
Epistemologi bayani telah membesarkan disiplin fiqh 

 
11 Hasan Baharuddin dkk, Metodologi Study Islam; Percikan 

Pemikiran Tokoh Dalam Membumikan Agama, (Cet. I; Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2011), h. 111-112 
12 A. Khudori Shaleh, Wacana Baru Filsafat Islam, (Cet. I; 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 ), h.258   
13 Hasan Baharuddin dkk, Metodologi Study Islam; Percikan 

Pemikiran Tokoh Dalam Membumikan Agama, (Cet. I; Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2011), h. 117  
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(hukum) dan teologi, irfani telah melahirkan teori-teori besar 
dalam sufisme dan dengan kelebihannya untuk memahami 
orang lain, dan burhani telah mengantarkan filsafat Islam 
pada puncak pencapaiannya. Namun, menurut Amin bukan 
berarti ketiga metodologi berpikir tersebut tidak memiliki 
kekurangan-kekurangan.  

Dengan segala kekurangan-kekurangn yang dimiliki 
dari masing-masing model epistemologi tersebut, sehingga 
tidak bisa digunakan secara mandiri untuk pengembangan 
ilmu-ilmu keislaman kontemporer, untuk mencapai hal 
tersebut maka kemestian disatukannya dalam sebuah jalinan 
yang disebut sebagai hubungan sirkuler. Maksudnya adalah 
tiga model epistemologi tersebut diikat dalam sebuah jalinan 
kerja sama untuk saling mendukung dan mengisi 
kekurangan masing-masing. Sehingga dengan model 
kerjasama ketiga model epistemologi tersebut maka akan 
melahirkan epistemologi Islam yang komperehensif-
integratif-ilmiah.14 

Mulyadhi mengawali gagasan integrasi/islamisasi 
ilmunya dengan terlebih dahulu melakuakan pelacakan 
terhadap perbedaan fundamental epistemologi, karena 
baginya barulah upaya islmisasi/integrasi itu bermakna 
ketika kita menemukan kontras diantara dua konstruksi 
epistemologi  modern dan konstruksi epistemologi Islam. 
Sehingga pertanyaan yang lahir apakah memang ada 
perbedaan mendasar di antara keduanya?  

Dalam proses penelusuran tersebut, dia menemukan 
adanya respon yang berbeda-beda, di antara perbedaan itu, 
ada kelompok yang menolak dan menerima adanya 
perbedaan konstruksi epistemologi modern dan Islam. Di  
kalangan kaum intelektual Muslim sendiri ada yang 

 
14 A. Khudori Shaleh, Wacana Baru Filsafat Islam, (Cet. I; 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 ), h. x-xi 
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menafikan perbedaan tersebut, tetapi ada juga yang 
membenarkannya. Bagi kelompok yang menafikan 
menurutnya ilmu pengetahuan bersifat obyektif, sehingga 
perbedaan antara ilmu pengetahuan Barat dan Islam adalah 
semu. Bagi mereka, ilmu juga bersifat universal, sehingga 
bisa berlaku sama di mana saja, di Barat maupun  di Timur. 
Kelompok kedua, membenarkan adanya perbedaan 
fundamental antaran epistemologi modern dan islami.  

Rolston III, seorang profesor filsafat di Colorado State 
University yang mendapat gelar di bidang fisika dan mate-
matika, dalam bukunnya Science and Religion: A Critical 
Survey, bahwa seorang peneliti akan terwarnai oleh apa 
yang mereka teliti, atau paling tidak menyumbang skema 
konsep dan menyaring apa yang mereka ketahui. Sehingga 
bagi Mulyadhi kalau subyektifitas sulit untuk dilucuti, maka 
obyektivitas ilmu dan nilai universalnya tentu agak sulit 
untuk dipertahankan, karena teori-teori ilmu sangat 
dipengaruhi oleh subyek yang menelitinya.  

Sehingga, Mulyadhi adalah orang yang termasuk 
membenarkan adanya perbedaan fundamental antara 
epistemologi Barat dan Islam. Untuk membuktikan 
perbedaan tersebut, Mulyadhi menyorotnya dari dua 
persoalan epistemologis: “Apa yang dapat kita ketahui?” 
dan bagaimana mengetahuinya?” atau dalam hal ini 
menyangkut lingkup dan metode ilmiah.15 melihat asumsi 
Mulyadhi kartanegara terkait dengan persoalan integrasi 
dan islamisasi maka dapat diketahui corak islamisasi yang 
ditawarkan, konsep islamisasi yang ditawarkan oleh 
Mulyadhi adalah islamiasi epistemologis.    

Seyyed Hossein Nasr berasumsi bahwa ilmu 
pengetahuan dalam Islam berdasar pada ide kesatuan 

 
15 Mulyadhi Kartanegara, Mengislamkan Nalar: Sebuah Respons 

Terhadap modernitas, (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2007), h. 2-4.  
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transenden yang merupakan jantung kewahyuan dalam 
Islam. Sesunguhnya tujuan ilmu keislaman adalah untuk 
menunjukkan kesatuan dan keterkaitan semua yang ada. 
Sejauh menyangkut keilmuan, tantangan umat Islam saat ini 
ada dua hal, pertama, ilmu-ilmu yang terpisah dari nilai 
spiritual dan etis, ilmu seperti ini harus diredam dengan 
nilai-nilai keagamaan dan spiritual sehingga ilmu-ilmu 
tersebut dapat membawa manfaat bagi umat manusia dan 
alam semesta. Kedua, marginalitas ilmu-ilmu berhadapan 
dengan yang disebut ilmu-ilmu agama. Yang menjadi 
tantangan adalah membawa ilmu-ilmu kedalam mainstream 
perspektif ilmu Islam secara utuh. Rekonsiliasi dan integrasi 
antara dua kelompok keilmuan ilmu-ilmu yang berasal dari 
al-ayah al-Qur’aniyah dan yang berasal dari al-ayah 
kauniyah, artinya kembali kepada kesatuan transenden 
semua ilmu pengetahuan.16 

Lewat penelusuran tentang konsep integrasi dan 
islamisasi di atas, maka penulis seyogyanya memberikan 
penegasan bahwa: dalam Islam, hubungan antara sains dan 
agama bukanlah konflik, bahkan keduanya adalah satu 
kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Begitu eratnya kaitan 
antara ilmu dan agama Murtadha Muthahhari mensinyalir 
bahwa  sains tanpa agama adalah seperti sebilah pedang 
ditangan orang mabuk, seperti secercah cahaya ditangan 
pencuri tengah malam, membuatnya mampu mencuri 
barang-barang yang terbaik.17 Murtadha Muthahhari juga 
menjelaskan bahwa antara ilmu dan agama tidak ada 

 
16 Zainal Abidin Baqir dkk. Integrasi Ilmu dan Agama: 

Interpretasi dan Aksi, (Cet. I; Mizan: Bandung, 2005), h. 209-210. 
17 Murtadha Mutahhari, Membumikan Kitab Suci; Manusia dan 

Agama, (Cet. I; Bandung: Mizan, 2007), h. 88-89. 



83 

pertentangan, yang terjadi justru keduanya saling mengisi.18 
Bahkan Elbert Enstein juga ikut berasumsi terkait 
pentingnya pertalian antara kedua hal tersebut “Religion 
without science is blain; science without religion is lame. Tanpa 
sains, agama menjadi buta , dan tanpa agama sains menjadi 
lumpuh.19  

Melalui penerjemahan berbagai karya-karya filsafat 
Yunani oleh Filosof Muslim seperti al-Kindi (801-873), Yahya 
al-Balmaki (w. 857 M), Yuhana Ibn Musyawaih dan Hunain 
Ibn Ishaq.20 Itulah sebabnya, ditangan ilmuan-ilmuan 
Muslim, sains berkembang dengan pesat lewat pengujian 
eksperimental menyebabkan sains menjadi kukuh. Sehingga, 
di tangan ilmuan Muslim, sains memperoleh karakternya 
yang rasional obyektif selama gelombang pertama 
peradaban Islam. Dan tentu rasionalitas sains tak bisa 
dilepaskan dari rasionalitas religius karena teologi, filsafat, 
dan sains merupakan kesatuan integral. Namun, lewat 
penyerbuan tentara mongol dari Timur dan tentara salib 
dari Utara merubah kondisi, karena tentara mongol yang 
menjadi pemenang dan ia lebih menghargai seni sengga 
tarekatlah yang berhasil mengislamkan penguasa-penguasa 
baru. Sehingga karakter gelombang kedua kebangkitan  
bergeser dari kecenderungan ilmiah religius ke mistis 
religius. 

Sementara penakluk dari Eropa justru mengambil 
alih pengembangan sains dan teknologi. Hanya karena 

 
18Murtadha Muthahhari, Manusia dan Alam Semesta: Konsepsi 

Islam Tentang Jagad Raya, (Cet. V; Jakarta: Lentera, 2008), h. 16. 
19 Armahedi Mahzar, Revolusi Integralisme Islam. (Cet. I: Mizan 

Bandung, 2004), h. 213. 

 
20 Philp K. Hitti, History of The Arabs, (New york: Martin Pres, 

1986), h.363. 
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kesepaduan sains religius ditampik atau dipecah-pecah oleh 
para ilmuan eropa, ketika mereka tidak menemukan jalan 
mengganti Islam dengan Kristen sebagai fondasi religius 
bagi filsafat dasar sains. Maka sekulerisasi sains yang 
mereka ikuti dan diikuti sekulerisasi politik, melalui upaya 
yang mereka lakukan melahirkan peradaban Barat yang 
kuat secara ekonomi militer, yang berbasis sains dan 
teknologi, sehingga berhasil menaklukkan peradaban islam 
gelombang kedua dan menjajah negeri-negeri pecahannya. 

Kemudian, negeri-negeri Muslim dengan segala 
upayanya telah berhasil memerdekakan diri. Lalu, sebagai 
negara yang baru merdeka, mereka dengan cepat mengejar 
ketertinggalannya tentu dengan mempelajari sains dan 
teknologi yang dikembangkan di Barat. Namun, sebagian 
diantara mereka melupakan kenyataan bahwa sains dan 
tekhnologi Barat modern itu mempunyai masalah. 
Masalahnya berupa dampak-dampak negatif pada 
kehidupan manusia dan linkungan, tentu karena mereka 
menampik dimensi religiusitas sains.21 

Sehingga sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai 
kaum akademikus dalam istilah al-Faruqi, sains yang 
kembali kepangkuan peradaban Islam harus mengalami 
reintegrasi. 

 
B. Bangunan Keilmuan Barat 

Bangunan keilmuan Barat tidak bisa dipisahkan dari 
aspek sejarah perjalanan pemikiran filsafat, ditandai dengan 
adanya dialektika pengetahuan dari fase-fase perjalanan 
perkembangan pengetahuan yang terjadi, berawal dari 
zaman yunani, abad pertengahan sampai pada abad modern 
bahkan dialektika pengetahuan berlanjut pada era 

 
21 Armahedi Mahzar, Revolusi Integralisme Islam. (Cet. I: Mizan 

Bandung, 2004), h. 210-211. 
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postmodern. Sehingga penulis dalam mengilustrasikan 
bangunan keilmuan Barat menggunakan pendekatan 
sejarah. 

Para sejarahwan filsafat biasanya mengklasifikasikan 
sejarah filsafat Barat ke dalam tiga periode: kuno (klasik), 
pertengahan, dan modern. 22  

1. Yunani Kuno (Klasik) 
Periode ini ditandai dengan pergeseran pemikiran 

dari mitos ke logos. Penjelasan-penjelasan mistis yang 
berdasar pada kepercayaan irasional tentang gejala-gejala 
alam bergeser pada penjelasan logis yang berdasar pada 
rasio. Maka para filosof-filosof alam mulai menyibukkan diri 
dengan pertanyaan-pertanyaan tentang azas pertama (arkhe) 
dan prinsip yang mengatur alam semesta.23  

Para sejarahwan filsafat percaya bahwa bunga-
rampai pemikiran paling kuno yang murni atau sebagian 
besarnya filosof berasal dari kalangan Yunani, kira-kira lima 
abad sebelum kelahiran isa al-Masih a.s. Para sejarahwan 
juga menyebutkan nama-nama mereka yang berupaya 
mengenal wujud, permulaan dan keberakhiran alam raya. 
Untuk merumuskan kemunculan dan perubahan berbagai 
maujud, mereka mengungkapkan beragam pandangan yang 
kadangkala bertentangan. Pada saat bersamaan, mereka 
tidak menutup-nutupi fakta bahwa butir pemikiran mereka 
lebih-kurang dipengaruhi oleh kepercayaan dan 
kebudayaan  agama Timur. Sehingga, atmosfir Yunani yang 
terbuka untuk perbincangan dan perdebatan pada masa itu 

 
22 Muhsin Labib, Filosof Sebelum dan Sesudah Mulla Shadra, 

(Cet. I; Jakarta: al-Huda, 2005), h. 25. 
23 Donny Gahral Adian, Menyoal Objektivisme Ilmu 

Pengetahuan: Dari David Hume Sampai Thomas Kuhn, (Cet. I; Jakarta: 

Teraju, 2002), h. 7. 
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memuluskan landasan bagi perkembagan pemikiran 
kefilsafatan.  

Adalah wajar pemikiran kefilsafatan awal tidak 
begitu teratur dan tertata, masalah-masalah penelitian tidak 
terkelompok, serta nama, judul, dan metode untuk tiap-tiap 
kategori belum dikhususkan. Sehingga semua gagasan 
disebut saja sebagai ilmu, kebijaksanaan (hikmah) atau 
pengetahuan (ma’rifah). 

Pada abad ke-5 sebelum Masehi, dilaporkan adanya 
sekelompok sarjana yang dalam bahasa Yunani disebut 
dengan “sofistik” yakni orang bijak atau berilmu. Namun, 
biarpun memiliki wawasan luas mengenai ilmu 
pengetahuan pada masanya, mereka tidak meyakini adanya 
kebenaran-kebenaran pasti. Juga menampik adanya sesuatu 
yang benar-benar diketahui secara pasti, pokok ajarannya 
adalah bahwa “kebenaran” kebenaran yang sebenar-benar 
tidak tercapai, maka tiap-tiap pendirian bisa benar dan bisa 
salah, dan ia juga mengajarkan apa yang dibenarkan 
sekarang, besok bisa disalahkan, kemarin dipertahankan, 
sekarang bisa dibatalka, kebenaran hanya sementara. Karena 
kebenaran yang sebenar-benarnya tidak bisa dicapai, maka 
tiap-tiap pendirian bisa dibenarkan.24  

Dari dasar pengetahuan tersebut maka tidak ada 
ukuran yang tetap tentang baik dan buruk, hingga berujung 
pada hilanglah perbedaan antara benar dan salah, antara 
baik dan buruk. Dari gambaran argumtasi Sofis memandang 
segala sesuatu sebagai sementara maka disatu sisi dia 
membangun teori relativisme,  dan di lain sisi juga tergolong 
sebagai skeptisisme karena dia menaruh keraguan terhadap 
segala pendirian.   

 
24 Muhammad Hatta, Alam Pemikiran Yunani, (Cet. III; Jakarta: 

UI-Press, 1986), h. 55-56. 
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 menurut pandangan manusia Menurut laporan 
sejarahwan filsafat, mereka ini adalah pengajar-pengajar 
profesional dalam seni retorika dan debat. Melatih 
pengacara untuk terampil di pengadilan yang sangat 
dibutuhkan pada waktu itu adalah pekerjaan mereka. 
Profesi pekerjaan ini menuntut para pengacara untuk 
terampil dipengadilan  yang sangat dibutuhkan waktu itu 
adalah pekerjaan mereka. Profesi ini menuntut para 
pengacara untuk sanggup mengukuhkan klaim dan 
menolak kalim tandingan. Bergumul dengan pengajaran 
yang acap tercemar dengan kerancuan berpikir (fallacy) 
sehingga menyebabkan mereka berpola-pikir menolak 
mentah-mentah kebenaran diluar pikiran manusia.25 

Pemikir paling populer yang berdiri menentang 
kaum sofis dan yang menyanggah gagasan-gagasan mereka 
adalah Socrates (470-399 S.M). Dialah orang yang menamai 
dengan philosophos, pecinta kebijaksanaan. Alasan Socrates 
memilih nama tersebut karena kerendahan hati Socrates 
yang selalu mengakui kebodohan dirinya, dan tantangan 
bagi sofis yang menyebut diri mereka sarjana. Dengan 
pilihan nama ini, tampaknya Socrates hendak memahamkan 
mereka: kalian yang melibatkan diri dalam pembahasan dan 
perdebatan, pengajaran demi tujuan material dan politik, 
tidaklah layak menyandang gelar “orang bijak”. Socrates 
juga dikenal dengan dialektikanya, yakni metode yang ia 
gunakan dalam pencarian kebenarannya dengan cara 
bertanya dan mengharapkan jawaban atas pertanyaan yang 
ia lontarkan agar darinya lahir unpan balik, lewat metode 

 

25Muhammad Taqi Mishbah Yazdi, Buku Daras Filsafat Islam, 

(Cet. I; Mizan Bandung, 2003). h. 3-5. Lihat juga buku Muhammad Hatta, 

Alam pemikiran Yunani. 
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inilah Socrates melakukan identifikasi kritis atas kebenaran 
sebuah pemahaman. 

Menurut Socrates, kebajikan adalah pengetahuan, 
pengetahuan yang benar akan membimbing pada tindakan 
yang benar, Socrates mengatakan “budi adalah tahu”, 
artinya budi pekerti yang baik lahir dari pengetahuan maka 
budi dapat dipelajari. Oleh sebab itu wajib untuk mengajar 
manusia agar mengerti dan memahami agungnya 
kebenaran, dapat berbuat bijak, dan memperbaiki kerusakan 
masyarakat, menuju kebaikan adalah cara terbaik mencapi 
kebahagiaan hidup. Selain itu, Socrates mengajukan prinsip-
prinsip moralitas yang tetap dan universal pada hukum 
tradisi yang beragam di berbagai belahan dunia. Ketika para 
sophis mengatakan bahwa hukum adalah konvensi yang 
muncul dari kemaslahatan dan kebenaran adalah apa yang 
dianggap benar oleh individu, Socrates menjawabnya bahwa 
terdapat kerajaan alam yang supra manusiawi yang 
peraturannya mengikat seluruh rakyatnya, dan keberadaan 
hukum tersebut berdasar pada akal bukan pada agama dan 
mitologi.26  

Socrates dengan kedalaman pengetahuannya selalu 
hadir ditengah-tengah banyak orang, dipasar-pasar ditengah 
anak muda ia selalu menggelitik pemikiran generasi muda, 
dan Socrates pun menentang para pengumbar ilmu yang 
hanya dengan kekuatan retorisnya hendak mengelabui 
masyarakat,  sehingga ia dituduh perusak yang meracuni 
pikiran generasi muda dan tidak percaya pada dewa-dewa 

 
26 Henry J. Schmandt, Filsafat Politik: Kajian Historis dari 

Zaman Yunani Kuno Sampai Modern,  diterjemahkan oleh Ahmad 

Baidowi dan Imam Baehaki, dari judul A History of Political Phylosophy, 

(Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 54. 
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serta menolak agama.27 Implikasi dari tuduhan ini lalu 
Socrates diajukan di pengadilan dan akhirnya ia harus 
menjalani hukuman mati dengan minum racun. Meskipun ia 
punya kesempatan untuk  meloloskan diri dengan syarat 
meninggalkan segala kebijaksanaanya, pencarian 
kebenaranya.28 Socrates tetap bertahan pada pendiriannya 
dan taat hukum. Disaat-saat yang terakhirnya digambarkan 
oleh plato dalam buku Hatta, Engkau semuanya hendaklah 
bersabar, dan ingatlah bahwa hanya badanku yang engkau 
tanam. Setelah itu pergilah ia menemui ajalnya. Betapa 
filosof ini setia pada ajran kebijaksanaanya Socrates pulang 
ke alam baka, tetapi namanya hidup untuk selama-
lamanya.29  

Setelah Socrates muridnya selama bertahun-tahun 
berguru pada Socrates yakni Plato (427-347 S.M), ia 
berupaya memantapkan prinsip-prinsip filsafat, diantara 
gagasannya yang populer adalah tentang ide-ide, yang 
merupakan upaya permulaan yang mengkaji tentang 
masalah universal.30 Ide menurut Plato adalah dasar dari 
segala yang ada, sehingga mengetahui dunia ide menjadi 
amat penting dan mendasar. Oleh karena itu, idelah yang 

 
27 Isma’il Asysyarafa, Ensiklopedi Filsafat, diterjemahkan oleh 

shofiyullah Mukhlas, dari judul Al-Mausu’ atul Falsafiyah, (Cet. I; 

Jakarta: Khalifa, 2005), h. 117. 
28 Alex Howard, Konseling dan Psikoterapi Cara Filsafat; dari 

Phytagoras Hingga Postmodernisme, diterjemahkan olleh Benny Baskara 

dan Meithiya Pose, dari judul Philosophy for Conselling and 

Psycotherapy,(Cet. I; Bandung: Teraju, 2005),h. 3.  
29 Muhammad Hatta, Alam Pemikiran Yunani, (Cet. III; Jakarta: 

UI-Press, 1986), h. 76-77. 
30 Betrand Russel, Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan 

Kondisi Sosio Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang, diterjemahkan dari 

judul: History of Western Philosophi and it’s Connection with Political 

and Sosial Sircumstances from the earliest Times to the present Day, (Cet. 

II ;Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 141  
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harus menjadi tujuan bagi pengetahuan yang sebenarnya. 
Bagi Plato, ide ada di dunia lain. Semua pengetahuan adalah 
salinan dari asalanya (pseudo), yang menampakkan diri 
mealui ingatan jiwa pada asalnya. Jiwa berperan sebagai 
perantara antara dunia ide dengan dunia materi. Melalui 
mata, jiwa diingatkan kembali pada apa yang sudah 
diketahuinya sebelum turun kedunia materi. Sehingga, 
penglihatan berfungsi sebagai penghubung untuk 
mengingatkan kembali pengetahuan jiwa.31 

Setelah Plato meninggal, Kemudian murid lainnya, 
Aristoteles, ia membawa filsafat pada puncak 
perkembangannya dan memformalkan prinsip-prinsip 
pemikiran dan penalaran dalam bentuk ilmu logika, 
sekaligus merumuskan perangkap-perangkap pikiran dalam 
bagian macam-macam sesat pikir (fallacy). Aristoteles 
digelari bapak logika, sekalipun demikian, istilah logika 
sebenarnya bukan dari Aristoteles, sebab istilah yang 
digunakan oleh Aristoteles adalah analitika (analytica) dan 
dialektika. Analitika ditujkan untuk menyebut ajaran 
tentang penalaran dan perbincangan yang berdasar pada 
peryataan-pernyataan yang benar, sedang dialektika 
digunakan untuk menyebut pembicaraan yang didasarkan 
atas pernyataan-pernyataan yang belum pasti kebenarannya.  

Sebgaimana yang dikutip oleh Amroeni Drajat, 
Logika bagi Aristoteles adalah alat untuk mencari 
kebenaran, dalam pengaplikasian logika Aristoteles 
mebaginya ke dalam tiga bagian, ketiga bagian tersebut 
adalah: pertama, pertimbangan, kedua penyimpulan, ketiga, 
pembuktian/penguraian. Menurut Aristoteles, 
pertimbangan dianggap benar apabila isinya sesuai dengan 
keadaannya. Sebaliknya, pertimbangan dianggap salah 

 
31 Muhammad Hatta, Alam Pemikiran Yunani, (Cet. III; Jakarta: 

UI-Press, 1986), h. 103. 
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apabila bertentangan dengan kenyataan. Pernyataan 
dinyatakan salah apabila hubungan antaraisi pernyataan 
tidak sama dengankeadaan obyektif. Menurut Aristoteles 
ada dua proses penyimpulan, yakni silogisme (deduksi) dan 
induksi (menarik kesimpulan umum yang diperoleh dari 
pengalaman individu). Aristoteles menegaskan bahwa 
logika yang disusunya sebagai pendahuluan untuk masuk 
pada pada ulasan metafisikanya yang disebut falsafah 
pertama.32  

Sejak pertama kali Socrates menyebut dirinya sebagai 
filosof, istilah filsafat digunakan sebagai lawan dari sophistry 
(kerancuan berpikir), dan pemikir terdahulu membagi 
filsafat menjadi dua bagian, yaitu filsafat teoritis dan filsafat 
praktis. Filsafat teoritis berkenaan dengan bidang 
pengetahuan yang meliputi fisika, matematika dan teologi. 
Fisika meliputi kosmogoni, mineralogi, botani dan zoologi. 
Matematika meliputi aritmatika, geometri, perbintangan dan 
musik. Teologi dibagi menjadi dua pembahasan metafisika 
dan pembahasan Tuhan. Metafisika membahas tentang hal-
hal universal yang berkenaan dengan wujud. Filsafat praktis 
terbagi menjadi tiga bagian, yaitu etika (menyangkut 
perilaku-perlaku individu), Ekonomi (menyangkut 
keluarga) dan politik.33  Berdasarkan hal tersebut penulis 
menyimpulkan bahwa filsafat meliputi seluruh cabang ilmu 
pengetahuan, lewat alasan ini jugalah sehingga filsafat 
dikatakan sebagai induk pengetahuan.  

 

2. Abad Pertengahan 

 
32 Amroeni Drajat, Suhrawardi: Kritik Falsafah Paripatetik, (Cet. 

I; Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 10. 
33 Mohsen Gharawiyan, Pengantar Memahami Buku Daras 

Filsafat Islam, diterjemahkan dari Dar Amadi Bar Amuzesye Falsafe oleh 

Muhammad Nur Djabir, (Cet. I; Jakarta: Sadra Press, 2012), h. 16-17. 
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Setelah tersebarnya agama kristen dan bergabungnya 
kekuasaan gereja dengan kekaisaran Romawi, pusat-pusat 
pembelajaran berada di bawah pengaruh aparat 
pemerintahan sehingga universitas dan sekolah-sekolah di 
Athena dan Alexandria ditutup. Periode yang berlansung 
seribu tahun disebut dengan abad pertengahan dan 
dicirikan domonasi Gereja atas pusat-pusat pembelajaran 
dan program-program sekolah dan universitas.34 Pemikiran 
filosofis pada abad ini kehilangan otonominya. Pemikiran 
abad pertengahan bercirikan teosentris (berpusat pada 
kebenaran wahyu Tuhan) Para filosof rohaniawan seperti 
Thomas Aquinas.   

Di antara tokoh terpandang pada era ini adalah Santo 
Agustinus. Dialah orang yang mencoba menggunakan 
prinsip-prinsip filsafat, utamanya pandangan-pandangan 
Plato dan Neo-Platonis, untuk menjabarkan dogma-dogma 
Kekristenan. Akan tetapi, sikap terhadap pemikiran 
Aristoteles tidak bagus, lantaran dikira menentang ajaran-
ajaran agama dan pengajarannya dilarang. Seiring dengan 
berkuasanya kaum Muslim atas Al-Andalus (Spanyol) dan 
merembesnya pemikiran Islam ke Eropa Barat, ide-ide para 
filosof Muslim seperti Ibn Sina (Avicenna) dan Ibn Rusyd 
(Averroes) kurang lebih menjadi bahan perbincangan. Para 
sarjana Kristen berkenalan dengan pandangan-pandangan 
Aristoteles melalui buku-buku para filosof Muslim tersebut. 

Lambat-laun, anggota-anggota gereja tidak lagi 
sanggup menangkal gelombang pemikiran filsafat ini, dan 
akhirnya Santo Thomas Aquinas menerima sebagian besar 
pandangan filsafat Aristoteles. Berangsur-angsur 
perlawanan terhadap Aristoteles memudar, bahkan 
kamudian mendominasi beberapa pusat pembelajaran. 

 
34 Muhammad Taqi Mishbah Yazdi, Buku Daras Filsafat Islam, 

(Cet. I; Mizan Bandung, 2003),h.11 
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Alhasil, di abad pertengahan tidak senantiasa 
berkembang di negeri-negeri Barat, adakalanya ia juga 
mengalami masa kemunduran. Berbeda dengan dunia Islam, 
tempat tumbuh dan makin kayanya ilmu dan pembelajaran 
secara berkelanjutan, wacana-wacana yang diajarkan di 
sekolah-sekolah di Eropa yang berafiliasi ke Gereja, yang 
kemudian disebut dengan filsafat skolastik, adalah yang bisa 
dipakai membenarkan dogma-dogma agama Kristen yang 
sebetulnya tidak bebas dari penyimpangan. Tidak syak lagi, 
filsafat semacam ini tidak punya nasib kecuali kematian dan 
kemusnahan.35  

3. Abad Modern 
Pengertian modern, kata modern berasal dari bahasa 

Latin moderma yang berarti masa kini, terbaru atau mutakhir. 
Modern bisa juga berarti sekarang, baru, atau saat ini. Biasa 
pula diartikan terbuka, demokratis, dan partisipatif.36 
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 
modern diartikan sikap, cara berpikir serta cara bertindak 
sesuai dengan tuntutan zaman.37 Modern juga ditandai 
dengan runtuhnya otoritas gereja dan menguatnya otoritas 
sains.38 

Melalui kategori terakhir penjelasan tentang abad 
modern, maka era modern diawali dengan geliat 

 
35 Muhammad Taqi Mishbah Yazdi, Buku Daras Filsafat Islam, 

(Cet. I; Mizan Bandung, 2003), h.12  

36Nurcholish Madjid, Islam Kemoderenan dan KeIndonesiaan 

(Bandung: Mizan, 1987), h. 63.  

37Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa Department Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI)  ( Jakarta: Balai Pustaka, ,1991), h. 662. 
38 Betrand Russel, Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan 

Kondisi Sosio Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang, (Cet. II 

;Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.), h. 645. 



94 

perlawanan ilmuan terhadap gerejawan, atau bangunan 
keilmuan Barat modern didahului dengan pemikir 
Renaisans39. 

 Abad modern dengan menelaah terlebih dahulu hal-
hal yang mewarnai gerakan kebangkitan kembali ilmu 
pengetahuan (Renaissans).  

a. Renaisans (abad ke-15-16) 
Meminjam istilah Donny Gahral Adian bahwa istilah 

renaisans berarti kelahiran kembali. Kelahiran kembali 
pemikiran filosofis Yunani kuno yang otonom, lewat 
mempelajari kembali karya-karya kalasik filososf-filosof 
Yunani yang selama ini disembunyikan dan dimonopoli 
oleh kalangan elit gereja. Renaisans adalah gerakan kultural 
yang muncul di Italia demi melakukan perlawanan atas 
praktek-praktek manipulasi kebenaran yang disebabkan 
kabut teologis. Sehingga keberhasilannya melahirkan suatu 
gairah baru menggali kembali khasanah intelektual Yunani 
yang mengedepankan rasionalitas dan kebebasan berpikir.   

Perlu juga diketahui bahwa renaisans tidak bisa 
dilepaskan dari sumbagan para filosof Islam dalam 
menerjemahkan karya-karya klasik Yunani ke dalam bahasa 
Arab. Karya-karya terjemahan itulah yang nantinya 
dipelajari oleh dunia Barat sehingga muncullah suatu 
gerakan reformasi yang dinamakan renaisans. Sejarah 
mencatat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan di dunia 
Islam telah maju lebih dahulu sebelum dunia Barat 
memperoleh “pencerahan”. Banyak karya-karya ilmiah yang 
berasal  dari dunia Islam yang kemudian dibawa ke Barat 
untuk dipelajari dan dikembangkan. Renaisans yang diikuti 
oleh masa pencerahan (aufklarung) menjadi titik tolak 

 
39 K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer: Inggris-Jerman, (Cet. 

IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 2. 
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modernisasi dimana ilmu pengetahuan, filsafat, dan ideologi 
berkembang dengan demikian pesatnya. Otonomi manusia 
(antroposentris) menjadi roh zaman modern.40 

Sejak abad ke 14, landasan sebuah perubahan besar 
dan menyeluruh telah terbentuk melalui beragam faktor. 
Pertama, merebaknya nominalisme (kesejatian penamaaan) 
dan pengingkaran terhadap konsep-konsep universal di 
inggris dan prancis, yang berperan efektif menjatuhkan 
dasar-dasar filsafat. Kedua, perseteruan seputar filsafat alam 
Aristoteles di Universitas Paris. Ketiga, gemerutu 
ketakselarasan filsafat dan dogma-dogma Kristen, atau nalar 
dan agama. Keempat, mencoloknya percekcokan antara 
penguasa-penguasa dan otoritas Gereja, dan antar otoritas 
gereja sendiri terjadi perselisihan yang berujung pada 
kemunculan Protestantisme. Kelima, menggilanya 
humanisme dan tendensi untuk berurusan dengan masalah-
masalah kehidupan manusia, sembari menampik masalah-
masalah meta-empirikal. Keenam, pada pertengahan abad 
ke 15, kekaisaran Bizantium runtuh, perubahan utuh (secara 
politik, filosofis, kesustraan dan keagamaan) mencuat 
diseluruh penjuru Eropa, dan lembaga-lembaga kepausan 
diserang dari segala penjuru. Dalam keadaan ini, filsafat 
skolastik yang lemah itu pun menemui nasib akhirnya. 

Sehingga berikutnya pada abad ke-16, minat pada 
ilmu-ilmu alam-empirikal pun meningkat pesat, dan 
temuan-temuan Copernicus, Kepler, dan Galileo telah 
mengguncang dasar-dasar astronomi Ptolemius, 
sebagaimana yang kita ketahui Copernicus menemukan 
bahwa matahari merupakan pusat jagad raya, dan bumi 
memiliki dua macam gerak yaitu perputaran sehari-hari 

 
40 Donny Gahral Adian, Menyoal Objektivisme Ilmu 

Pengetahuan: Dari David Hume Sampai Thomas Kuhn, (Cet. I; Jakarta: 

Teraju, 2002), h. 10. 



96 

pada porosnya dan gerak tahunan mengelilingi matahari, 
teori tersebut disebut Heliosentrisme (matahari pusat jagad 
raya), dan teori Copernicus berbeda dari teori ptolomeus 
yang disebut sebagai geosentrisme (Bumi sebagai pusat jagad 
raya) dan teori ptolomeus ini jugalah yang diyakini oleh 
pihak geraja, dimana anggapan kaum gerejawan bahwa 
dengan teori ptolomeus ini menjadi penguat bagi 
keyakinannya akan perhatian Tuhan  yang lebih kepada 
manusia.41 Sehingga hal yang paling dahsyat yang 
dilahirkan dari gerakan renaisans adalah semua aspek 
kemanusiaan di Eropa terganggu dan terguncang, 
sebagaimana terguncangnnya keyakinan geraja bahwa bumi 
merupakan pusat jagad raya sehingga sehingga semestinya 
manusia menjadi pusat perhatian Tuhan. 

Sebenarnya lembaga-lembaga kepausan berhasil 
menahan gelombang-gelombang besar tersebut, dan para 
ilmuan dihadapkan pada inkuisisi karena penolakan mereka 
terhadap dogma-dogma agama, pandangan-pandangan 
tentang filsafat alam, dan kosmologi seperti yang diakui oleh 
gereja berdasarkan tafsiran Injil dan ajaran-ajaran agama. 
Banyak ilmuan yang kemudian dibakar hidup-hidup 
dengan alasan fanatisme buta dan kepentingan otoritas-
otoritas Gereja. Bagaimanapun, pada gilirannya Gereja dan 
lembaga-lembaga kepausan dimundurkan dengan hina. 

Perilaku fanatik dan beringas Gereja Katolik 
berujung pada sikap negatif masyarakat terhadap otoritas-
otoritas Gereja, dan agama secara umum, serta kejatuhan 
filsafat skolastik, yaitu satu-satunya filsafat yang mengalir 
pada masa itu. Semua ini selanjutnya melahirkan 
kehampaan intelektual dan filosofis, hingga pada akhirnya 
memunculkan skeptisisme mdern. Selama proses ini, satu-

 
41 Amsal Bakhtiyar, Filsafat Ilmu, (Cet. XII; Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2013), h. 51. 
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satunya yang mengalami kemajuan adalah humanisme dan 
hasrat pada ilmu alam-empirikal dimedan budaya, serta 
kegandrungan pada liberalisme dan demokrasi liberal di 
medan politik.42   

 
b. Modern 

Karakteristik peradaban modern yang paling 
fundamental yakni rasionalitas dan materialitas kedua unsur 
ini selama berabad-abad telah membentuk mental manusia 
modern menjadi rasional43 dan juga materialistik. 
Perbincangan tentang rasionalitas dalam konteks peradaban 
modern, tentu kita tidak bisa lepas dari salah satu tokoh 
utama, seorang filosof kenamaan dari Prancis yakni, Rene 
Descartes (1596-1650).44 Ungkapannya yang terkenal cogito 
ergo sum (saya berpikir, maka saya ada) telah memberikan 
tekanan kuat pada rasio sebagai alat untuk mengenal 
realitas. Tak heran jika banyak orang yang menyebutnya 
sebagai pendiri filsafat rasionalisme Barat yang telah 
mengilhami gerakan-gerakan rasional, khususnya apa yang 
dikenal sebagai gerakan pencerahan (aufklarung) di Prancis 
dan di Jerman yang melibatkan tokoh-tokoh besar Barat 
termasuk Imanuel Kant (w. 1804 M) dan Hegel (w. 1831 
M).45  

 
42 Muhammad Taqi Mishbah Yazdi, Buku Daras Filsafat Islam, 

(Cet. I; Mizan Bandung, 2003), h. 12-13. 
43  Akyar Yusuf Lubis, Dekonstruksi Epistemologi Modern: Dari 

Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme Hingga Cultural Studies, 

(Cet. I; Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2006), h. 3.  
44Mulyadhi Kartanegara, Mengislamkan Nalar: Sebuah Respons 

Terhadap amaodernitas, (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2007), h. 100.  
45 Agus Purwadianto, Jalan Paradoks: Visi Baru Fritcof Capra 

tentang Kearifan dan Kehidupan Modern, (Cet. I; Jakarta: Teraju, 2004), 

h. 27-28. 
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Gerakan pencerahan (aufklarung) ditandai dengan 
kepercayaan para pendukungnya yang besar terhadap 
rasionalitas atau akal, dan penolakan mereka terhadap hal-
hal yang bersifat tidak rasional atau mitologis. Pada saat itu 
banyak yang menggugat mitos-mitos dalam agama kristen 
yang dipandang tidak rasional. Sehingga tak heran untuk di 
kemudian hari sosok pembaharu protestan, Karl Bultmann, 
merasa perlu mendemitologisasi agama kristen agar agama 
tersebut dapat diterima oleh masyarakat modern yang 
begitu rasional. 

Secara singkat rasionalisme adalah kepercayaan 
terhadap akal budi. Segala bentuk klaim apakah itu 
pengetahuan, etika, estetika hanya dapat diterima apabila 
melalui pertanggung jawaban secara rasional. Sehinga 
rasionalitas menolak segala bentuk klaim yang tentunya 
tidak berlandaskan rasio, seperti yang kita dapati pada 
tradisi, dogma, dan otoritas. Para pendukung rasio 
beranggapan bahwa sudah waktunya kita membangunkan 
masyarakat yang selama ini tertidur rasionalitasnya, karena 
dikungkung, terpenjara oleh pemaksaan kepercayaan 
meskipun tak dimengerti. Rasionalisme mengantar 
masyarakat pada fajar budi  (aufklarung) yang tentunya 
berimplikasi pada aspek politik, agama, dan ilmu 
pengetahuan. 46 

Ciri kedua peradaban modern ialah materialistis, 
keberpihakan metode ilmiah Barat terhadap materialitas 
Galileo, pernah mengatakan bahwa hanya fenomena-
fenomena yang bisa dihitung, yang bisa dimasukkan dalam 
domain sains, hal yang sama dilontarkan oleh Pierre Simon 
de Laplace (Seorang astronom Prancis) . Suatu ketika dalam 
salah satu karyanya Celestial Mechanic (menjelaskan proses 

 
46 Donny Gahral Adian, Arus Pemikiran Kontemporer, (Cet. I; 

Yogyakarta: Jalasutra, 2001), h. 93. 
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kejadian alam dan mekanisme benda-benda angkasa, yang 
di dalamnya tidak memuat tentang Tuhan), melalui karya 
tersebut Kaisar Napoleon mempertanyakan pada Laplace, 
mengapa engkau tidak memasukkan Tuhan dalam 
karyamu? Lalu, Laplace menjawab, Je n’ai pas besoin de cet 
hyphothese, artinya, Tuan, saya tidak membutuhkan hipotesis 
seperti yang Tuan katakan yakni, (melibatkan Tuhan).47 Apa 
saja yang tak dapat dihitung dan tak dapat diukur itu tidak 
ilmiah. Ini disebabkan oleh kepercayaan terhadap metode 
observasi yang begitu tinggi, dan memang yang terjadi sains 
pasca Galileo, apa saja yang tak dapat dihitung itu tidak real 
(nyata).  

Kecenderungan sains modern pada fenomena-
fenomena empiris-materialistik tidak bisa dipisahkan dari 
temuan termasyhur Isaac Newton (w. 1725) yang disebut 
machanistic determinism atau hukum mekanik. Karena 
ditemukannya hukum mekanik oleh Newton, maka 
terbukalah tirai rahasia kerja alam sehingga campur tangan 
Tuhan terhadap alam seperti yang dijelaskan agama 
dipandang tidak begitu penting lagi. Sehingga tren ini di 
Barat telah melahirkan paham deisme dan naturalisme. 
Deisme mengatakan bahwa setelah penciptaan oleh Tuhan, 
alam tidak lagi bergantung kepada-nya, ia tidak lagi 
mencampuri urusan ciptaan-Nya. Tak ubahnya seperti jam 
tangan yang telah lepas hubungan dari si pembuatnya. Teori 
ini dikenal dengan “clock maker theory.” Dengan melepaskan 
alam dari tangan Ilahi, maka lama-kelamaan masyarakat 
ilmiah Barat akan terkikis bahkan hilang kepercayaannya 
pada yang bersifat supranatural dan ini menjadi langkah 
yang menentukan menuju pada pandangan materialistik 

 
47 Mulyadhi Kartanegara, Mengislamkan Nalar: Sebuah Respons 

Terhadap modernitas, (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2007), h. 10. 
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seperti yang tercermin dalam teori-teori ilmiah para ilmuan 
pasca newton. 48 

Kebangkitan filsafat rasional dan ditemukannya 
kembali akal dalam memahami kebenaran di Benua Eropa 
(Prancis), justru kecenderungan berlandaskan indra dan 
pengalaman yang disebut empirisme meriah di inggris. 
Embrio kecenderungan pada empirisme berawal pada abad 
pertengahan di motori oleh William asal Okham, filososf 
inggris. Ia juga menyangkal kemendasaran akal, abad ke 16 
Francis Bacon dan abad ke 17 Thomas Hobbes, mereka 
sama-sama mengandalkan kekuatan indra dan pengalaman. 
Namun, yang paling populer sebagai representasi 
empirisme yakni tiga filosof inggris, John Locke, George 
Berkeley, dan David Hume, yang menyorot soal 
pengetahuan dari akhir abad ke 17 sampai berkisar satu 
abad setelahnya. Mereka melakukan sanggahan terhadap 
asumsi-asumsi Descartes terkait ide fitri (innate knowledge), 
meraka juga meyakini semua pengetahuan bersumber pada 
indra dan pengalaman.49 

Dari Prancis yang bercorak Rasional, lalu  menjelajah 
ke inggris yang yang bercorak empirik, dan kita juga tidak 
bisa melupakan pengaruh besar dalam panggung pemikiran 
Barat Modern  yakni, idealisme Obyektif di Jerman. 
Idealisme sebagai salah satu aliran pemikiran Barat Modern 
yang dipelopori oleh Imanuel Kant, dari akhir abad 18 
sampai pertengahan abad ke 19. Kant, pernah mengucapkan 
bahwa “Hume-lah yang membangunkanku dari kelunglaian 
dogmatisku.” Kant amat sepakat dengan ide kausalitas 

 
48 Mulyadhi Kartanegara dalam Buku Agus Purwadianto, Jalan 

Paradoks: Visi Baru Fritcof Capra tentang Kearifan dan Kehidupan 

Modern, (Cet. I; Jakarta: Teraju, 2004), h. 148-149 
49 Muhammad Taqi Mishbah Yazdi, Buku Daras Filsafat Islam, 

(Cet. I; Mizan Bandung, 2003), h. 15-16. 
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Hume (gejala beriringan). Gottlieb Fichte yang merupakan 
salah satu murid Kant, yang secara pribadi amat tertarik 
pada ide kehendak bebas.  

Dari berbagai buah pemikiran Kant ia menitik 
beratkan pada kesejatian moral dan nalar praktis. Ia, berkata 
Nalar teoritis meliahat sistem alam sebagai keniscayaan, 
tapididalam diri kita ada kebebasan dan kehendak untuk 
bertindak, dan ada kesadaran yang merancang sistem yang 
harus kita realisasikan.50  

Apa yang telah dipaparkan oleh murid Kant tentang 
kehendak untuk bertindak, bahwa sudah ada kesadaran 
yang merancang sitem yang harus kita realisasikan. Asumsi 
Kant ini didasari dengan pahaman bahwa semua bidang 
pengetahuan manusia adalah fitri, termasuk ruang dan 
waktu dan 12 kategori51.52 

Pada awal Abad ke-19 lahir Positivisme,53 yang 
merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran 
empirisme yang didukung oleh para filosof inggris seperti 

 
50 Muhammad Taqi Mishbah Yazdi, Buku Daras Filsafat Islam, 

(Cet. I; Mizan Bandung, 2003), h. 18-19. 
51 12 kategori tersebut ialah: 1. Kuantitas yang dibawahnya ada 

(a). Unitas, (b).pluralitas (c). Dan totalitas. 2. Kualitas, yang dibawahnya 

ada (a). Realitas, (b). Penafian, (c). Limitasi 3. Hubungan yang 

dibawahnya ada (a). Inherence dan subsistence (substasnsi dan aksiden), 

(b). Kausalitas dan kebergantungan (sebab dan akibat), (c). Resiprositas 

komnitas antara agen dan pasien. 4. Modalitas, yang dibawahnya ada (a). 

Kemungkinan kemustahilan, (b). Ada-tiada, dan (c).keniscayaan-

ketakniscayaan. Dikutip oleh Baqir al-Shadr dari (Critique of Pure 

Reason: Analytic of Concepts, Bab I, B95 dan 106, A70 dan 80). 
52 Muhammad Baqir al-Shadr, Falsafatuna>, diterjemahkan dari 

judul: Dirasah Mawdhu’iyah fi Mu’tarak al-Shira’ al-Fikriy al-Qaim 

baina Mukhtalaf al-Islamiyah wa al-Maddiyah al-Diyaliktikiyah (al-

Marksiyyah) (Cet. III; Bandung: Mizan, 1993), h. 29. 
53 Muhammad Taqi Mishbah Yazdi, Buku Daras Filsafat Islam, 

(Cet. I; Mizan Bandung, 2003), h. 19. 
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Locke, Hume, dan Berkeley. Positivistik berpangkal pada 
pandangan obyektivistik terhap ilmu pengetahuan, 
sebagaimana yang telah diketahui secara bersama bahwa 
empirisme berpijak pada pijakan keyakinan bahwa realitas 
adalah segala sesuatu sejauh ia empirik (segala sesuat yang 
diperoleh dari data sensoris/ dapat diperoleh melalui 
verifikasi indra). Positivisme mengembangkan empirisme ke 
arah yang lebih ekstrim dengan asumsi bahwa puncak 
pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu positif atau sains 
(ilmu-ilmu yang berangkat dari fakta-fakta yang terverifikasi 
dan terukur secara ketat). 

Demikian pun kemunculan positivisme tidak bisa 
dilepaskan dari kondisi kultur yang memungkinkan 
berkembangnya gerakan untuk menerapkan cara kerja sains 
dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Kondisi kultur 
tersebut dilahrkan dari rahim revolusi industri di inggris 
abad ke 18-yang menimbulkan badai optimisme akan 
kemajuan umat manusia berdasarka keberhasilan teknologi 
industri. Melaui kerja-kerja positivisme telah 
mengistirahatkan filsafat dari kerja spekulatifnya mencari-
cari hakekat ontologis-metafisis yang telah berjalan selama 
ribuan tahun. Menurut positivisme filsafat tidak punya 
pilihan kerja lain selain cara kerja sains, ia bertugas untuk 
mencari prinsip-prinsip umum yang sama untuk semua 
ilmu dan menggunakan prinsip tersebut sebagai 
pembimbing (guide) untuk perilaku manusia serta dasar 
untuk pengaturan sosial masyarakat.  

Positivisme memiliki keyakinan besar bahwa 
masyarakat akan mengalami perubahan dan kemajuan 
apabila menghargai sains dan tekhnologi. Aliran yang amat 
menjunjung tinggi kedudukan sains dan sangat optimis 
dengan peran sosialnya bagi kesejahteraan manusia. 
Positivisme disertai dengan slogan: “Savoir pour prevoir, 
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prevoir pour pouvoir” berarti dari ilmu muncul prediksi, dan 
dari prediksi muncul aksi.  

Istilah positivisme pertama kali di gunakan dan di 
gumamkan oleh tokoh pemikir Prancis: Henry Saint Simon 
(1760-1825) dan selanjutnya dilanjutkan oleh muridnya 
yakni, August Comte (1798-1857). Namun, pada 
perkembangannya Comtelah yang mempopulerkan istilah 
positivisme, sampai pada perjalanannya ia berkembang 
menjadi aliran filsafat ilmu yang begitu luas dan 
mendominasi wacana filsafat Abad 20. 

Positivisme tidak bisa dilepaskan dari perubahan 
sosial atau revolusi yang terjadi di Pracis, dan menurutnya 
bahwa perubahan yang terjadi dipracis dimotori oleh 
gerakan pencerahan (anligtenmen/afklarung) sehingga 
terjadi ledakan revolusi. Comte merasa terganggu oleh 
anarkisme yang mewarnai masyarakat pada masa itudan 
bersikap kritis terhadap para pemikir Prancis yang 
melahirkan pencerahan yang kemudian berujung pada 
revolusi sosial. Kemudian Comte mengembangkan 
positivisme untuk melawan apa yang menurutnya sebagai 
filsafat negatif dan destruktif dari para pemikir pencerahan 
yang yang menurutnya belum bisa melepaskan diri dari 
khayalan-khayalan meta-empirik. Sehingga sikap Comte 
bersama beberapa pemikir Prancis membentuk barisan 
kontra-revolusioner yang bersikap kristis pada proyek 
pencerahan. 54  

Kemudian, Comte menggambarkan perkembagan 
pemikran manusia, baginya manusia telah melewati tiga 

 
54 Donny Gahral Adian, Arus Pemikiran Kontemporer Atheisme: 

”Positivisme Logis, Neo Marxisme, Post Modernisme, Post Ideologi 

Syndrom”, (Cet. I; Yogyakarta: Jalasutra, 2001), h. 30-32. 
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tahap pemikiran dalm sejarahnya,55 kontruksi pemikiran 
Comte inilah upaya sistemik untuk mematikan metafisika 
dengan keyakinann bahwa segala sesuatu yang dapat 
manusia manusia ketahui adalah apa yang tertangkap panca 
indra. Para metafisikus yang sibuk di dalam perpustakaanya 
mencoba mereka-reka kemutlakan realitas dipandang 
sebelah mata ole Comte. 

 Comte beranggapan bahwa pengetahuan para filosof 
spekulatif tersebut belum mencapi tahap kedewasaan 
berpikir, yakni filsafat positif. Positivisme menekankan sains 
atau ilmu positif sebagai puncak perkembangan pemikiran 
manusia. Keyakinan Comte dan para positivis tersebut 
didasarkan pada tiga tahap perkembangan pemikiran 
manusia yakni: 

(1). Tahap teologis,56 manusia memahami segala 
peristiwa alam sebagai hasil tindakan langsung dari 
Tuhan. Tahap ini melingkupi: animisme, politeisme 
dan monotheisme. Pertama, tahap animisme, 
benda-benda dianggap berjiwa dan secara khusus 
ada benda-benda yang dianggap suci atau keramat. 
Kedua, tahap politheisme, manusia mempercayai 
adanya banyak dewa-dewa yang menjadi penyebab 
dibalik berbagai peristiwa yang terjadi. Ketiga, 
monotheisme manusia percaya adanya kekuatan 
tunggal dibalik semua peristiwa yang terjad. 

(2). Tahap filosofis-metafisis,57 pada tahap ini kekuatan-
keuatan teologis digantikan dengan prisnsip-

 
55 Muhammad Taqi Mishbah Yazdi, Buku Daras Filsafat Islam, 

(Cet. I; Mizan Bandung, 2003), h. 20. 
56 K Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat, (Cet. XXV; 

Yogyakarta: Kanisius, 2012), h.78. 
57 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi 

Penelitian Fislsafat, (Cet. XV; Yogyakarta: Kanisius, 2012), h. 31. 
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prisnsip filosofis berupa kekuatan meta-empirik 
yang menjadi sebab-musabab suatu peristiwa terjai. 

(3). Tahap positif-ilmiah, pada tahap yang ketiga ini 
manusia berhenti mencari penyebab absolut, baik 
Tuhan, maupun kekuatan abstrak meta-empirik 
dan mulai fokus pada observasi dunia sosial dan 
empirik dalam pencarian hukum-hukum yang 
mengatur peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang 
menjadi inti (core) bangunan pemikiran positif-
ilmiah adalah keyakinan yang besar pada sains dan 
teknologi. 

Meta-empirik berakhir dan kini telah memasuki 
babakan baru yang bernama positif-ilmiah, melalui tahapan-
tahapan pemikiran manusia yang berujung pada tahap 
positif  ilmiyah Comte merasa bahwa manusia telah 
mencapai tingkat kedewasaan intelektualnya. Karena, 
Comte sebenarnya menganalogikan tahapan-tahapan 
perkembanagan pemikiran manusia dengan tahapan 
perkembangan pertumbuhan manusia. Tahap teologi 
dianalogikan sebagai masa kekanak-kanakan, tahap 
filosofis-metafisika sebagai tahap remaj, sedang positif-
ilmiah dengan kedewasaan. 

Tiga tahapan perjalanan pemikiran manusia ini juga 
dikaitkan dengan tiga bentuk pengaturan masyarakat yang 
berbeda. Tahap teologis dikaitkan dengan bentuk 
pengaturan masyarakat yang masih percaya pada otoritas 
mutlak, adnya hak istimewa Tuhan pada raja karena dia 
dianggap sebagai keturunan dewa. Tatanan yang 
diberlakukan adalah bersifat feodal-militeristik. Legitimasi 
penguasa dipaksakan dengan kekuatan militer yang 
tangguh. Pada tahap filosofis-metafisis, konsep kekuasaan 
raja dan imam digantikan dengan kekuasaan demokratis 
berdasarkan hukum, dengan atauran setiap orang harus 
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diperlakukan sejajar karena dianggap memiliki natural rights. 
Dan pada tahap terakhir, positif-ilmiah, pengaturan 
masyarakat dikaitkan dengan pembangunan masyarakat 
industrial. Kehidupan ekonomi menjadi pusat perhatian dan 
masyarakat dipimpin dan diatur oleh sekelompok elit 
ilmuan yang bertanggung jawab dalam menata masyarakat 
secara rasional.58 

 

C. Filsafat sebagai Perlawanan 
Secara konseptual bagian ini menginginkan suatu 

pembenaran atau penegasan bersama bahwa karakter kritis 
Filsafat atau berfilsafat mengisyaratkan suatu perlawanan 
atau sikap reaktif atas segala yang ada, baik ada secara 
empirik maupun secara konseptual. Perlawanan atau reaksi 
kritis ini terdapat dalam kajian mendasar Filsafat itu sendiri 
yakni, hal pengertian, hal sifat atau ciri, hal manfaat atau 
kegunaan, hal obyek, hal metode dan lain-lain. 

 
1. Filsafat sebagai suatu kebijaksanaan yang rasional 

dari segala sesuatu 
Sebagaimana dikemukakan oleh James K. Feibleman, 

bahwa filsafat sebagai suatu kebijaksanaan yang rasional 
tentang segala sesuatu tertentu dalam kaitannya denga hidup 
manusia. Manusia dalam hidup senantiasa menghadapi 
berbagai macam problema hidup,antara lain masalah 
ekonomi, sosial,politik, ekonomi, dan sebagainya. Dalam 
masalah ini manusia perlu menentuka suatu kebijaksanaan 
yang hakiki dan rasional dalam arti”wisdom”. Agar manusia 
dapat menyelesaikan secara arif bijaksana harus memilki 

 
58 Donny Gahral Adian, Arus Pemikiran Kontemporer Atheisme: 

”Positivisme Logis, Neo Marxisme, Post Modernisme, Post Ideologi 

Syndrom”, (Cet. I; Yogyakarta: Jalasutra, 2001), h. 33-34. 
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dasar-dasar kebijaksanaan yang lazimnya bersumber pada 
agama dan pandanga hidupnya. 

2. Filsafat sebagai suatu sikap dan pandangan hidup 
Manusia dalam menghadapi segala macam problema 

dalam hidupnya yang harus diselesaikan   berdasarkan sikap 
dan pandangan hidupnya. Dalam masalah ini manusia harus 
memilki prinsip-prinsip sebagai suatu sikap dan pandangan 
hidupn agar didalam hidupnya tidak terombang-ambing. 
Bagaimanapun sulit dan rumitnya problema dalam hidup 
manusia haruslah dihadapi secara mendalam, kritis dan 
terbuka. Dengan demikian akan menumbuhkan 
keseimbangan pribadi, ketenangan dan penuh dengan 
pengendalian diri (lihat Harold, dkk). 

3. Filsafat sebagai suatu kelompok persoalan 
Manusia dalam kehidupan sehari-hari senantiasa 

menghadapi persoalan-persoalan yang memerlukan suatu 
jawaban. Namun tidak semua persoalan manusia dikatakan 
filsafat, misalnya persoalan biasa dalam kehidupan sehari-
hari antara lain berapa kebutuhan hidup manusia sehari, 
bagaimana seorang mendapatkan penghasilan, berapa 
jumlah kendaraan yang dimiliki seseorang dan lain 
sebagainya ini tidak termasuk dalam lingkup pengertian 
filsafat. Persoalan manusia yang termasuk dalam lingkiup 
filsafat adalah bersifat fundamental,mendalam, hakiki serta 
memerlikan jawaban hakiki sampai pada tingkat hakikatnya. 
Misalnya apakah hakikat hidup manusia? Apakah manusia 
itu memiliki kebebasan atau tidak memiliki kebebasan dan 
apa dasar-dasarnya? Apakah hakikat pengertian kebenaran? 
Apakah hakikat keberadaan manusia di dunia? Apakah 
terikat oleh sebab akibat ataukah manusia ada di dunia 
secara kebetulan dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan 
yang merupakan persoalan fundamental tersebut 
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memerlikan jawaban dan penyelesaian yang rasional, kritis, 
mendalam dan akan terjadi secara terus menerus. 

4. Filsafat sebagai suatu kelompok teori dan sistem 
pemikiran 
Perkembangan filsafat sampai priode pertengahan 

bahkan aliran modern ditandai dengan munculnya sistem-
sistem pemikiran dan teori-teori. Misalnya sederetan filsuf 
seperti August Comte dengan pemikiran positivismenya, 
Henry Bergson degan paham intuisionismenya, Plato dengan 
idiealismenya, John Dewey dengan pragmatismenya, 
Democritus dengan materialismenya dan lain sebagainya. 
Masing-masing dengan ciri khas serta metodenya masing-
masing. Filsafat dalam pengertian ini mengacu kepada suatu 
hasil atau teori yang dihasilkan oleh para filsuf. Dengan 
sendirinya terdapat berbagai macam wujud hasil pemikiran 
dan dalam berbagai bidang. Bahkan kadangkala terdapat 
pemikiran-pemikaran yang merupakan reaksi pemikiran 
filsuf lainnya (Titus, dkk.,1984). 

5. Filsafat sebagai suatu proses kritis dan sistematis dari 
segala pengetahuan manusia 
Filsafat berupaya untuk meninjau secara kritis segala 

pengetahuan manusia terutama ilmu pengetahuan yang 
berkembang dewasa ini. Apakah metode yang telah 
digunakan dalam suatu ilmu dapat benar-benar mencapai 
kebenaran objektif, apakah hakikat objek itu dapat diamatai 
dengan indra manusia ataukah hanya dapat dipahami 
berdasarkan akal budi manusia, maka filsafat senantiasa 
memberikan tinjauan kritis terhadap paradigm ilmu 
pengetahuan. Secara praktis dalam proses penelitian ilmiah 
antara metode, objek penelitian serta segala instrument 
penelitian haruslah memiliki kesesuaian. Misalnya apakah 
gejala yang ada pada manusia, kebudayaan, jiwa serta 
masyarakat memilki kesamaan dengan gejala-gejala yang ada 
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pada alam. Maka semua sistem pengetahuan dan ilmu 
npengetahuan manusia tersebut senantiasa ditinjau secara 
kritis oleh filsafat. 

6. Filsafat sebagai usaha untuk memperoleh pandangan 
yang komprehensif. 
Menurut para ahli filsafat spekulatif (yang dibedakan 

dengan paham filsafat kritis), yang antara lain tokohnya C.D 
Broad, tujuan filsafat adalah berupaya menyatupadukan 
hasil-hasil pengalaman manusia dalam bidang keagaman, 
etika, serta ilmu pengetahuan yang dilakukan secara 
menyeluruh. Upaya ini diharapkan untuk mendapatkan 
kesimpulan pemahaman secara umum tentang manusia, 
masyarakat,alam dan hubungannya dengan manusia dan 
mahluk hidup lainya serta pandangan-pandangan yang 
menjangkau kearah masa depan. Para filsuf yang berupaya 
untuk mendapatkan pandangan yang bersifat komprehensif 
antara lain, John Dewey, Hegel, Whitehead. Aristoteles, 
Plato, Berson dan lain sebagainya. 

Sebenarnya untuk mendeskripsikan pengertian 
filsafat akan lebih mudah dipahami lewat pendekatan secara 
operasional. Berfilsafat dapat mengandung arti melakukan 
aktifitas filsafat dengan demikian akan menggunakan 
seperangkat metode-metode filsafat dan sekaligus 
mempunyai filsafat. 

Jadi manusia mempunyai problem khas yang 
diusahakan untuk dipecahkan dengan cara berpikir yang 
khas sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan 
pemecahan persoalan tersebut dalam suatu himpunan 
pengetahuan yang khas pula. Tetapi himpunan pengetahuan 
yang khas ini kemudian berfungsi ganda bagi subjek 
(manusia) yang berfilsafat. 

a. Himpunan pengetahuan merupakan umpan balik 
dalam rangka menghadapi dan mengusahakan 
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pemecahan oroblem yang semula dihadapi itu agar 
dapat diselesaikan dengan memuaskan. 

b. Himpunan pengetahuan khas ini ternyata juga dapat 
dan selalu dipergunakan sebagai masukan (input) 
baru yang dipakai untuk titik tolak dan kerangka 
acuan dalam menghadapi dan mengusahakan 
memecahkan problema yang dihadapi oleh subjek, 
dan persoalan tersebut dapat berupa persoalan hidup 
sehari-hari, persoalan mondial, nasional maupun 
universal, dan sosial kemasyarakatan. 
Dari hasil penelitian terhadap konsep-konsep 

pengertian filsafat dari para filsuf maupun para ahli tersebut 
di atas, pengertian filsafat dapat disederhanakan menjadi 
dua pengertian pokok, yaitu mencakup pengertian filsafat 
sebagai produk (hasil pemikiran manusia) dan dalam hal ini 
bersifat statis, dan filsafat sebagai proses sehingga hal ini 
filsafat bersifat dinamis. Berikut digambarkan kedua hal 
tersebut. 

 
1) Filsafat sebagai produk 

Pengertian filsafat yang mencakup arti-arti sebagai 
jenis pengatahuan,ilmu, konsep dari para filsuf pada jaman 
dahulu, teori, sistem atau tertentu, yang merupakan hasil 
dari proses berfilsafat dan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. 

Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi 
manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Filsafat dalam 
pengertian jenis ini mempunyai ciri-ciri khas tertentu sebagai 
suatu hasil kegiatan berfilsfat dan pada umunya proses 
pemecahan filsafat ini diselesaikan dengan kegiatan 
berfilsafat (dalam pengertian filsafat sebagai proses yang 
dinamis). 

2) Filsafat sebagai suatu proses  
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Dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk suatu 
aktivitas berfilsafat, dalam proses memecahkan suatu 
permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode 
tertentu yang sesuai dengan objek permasalahannya. Dalam 
pengertian ini filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan 
yang bersifat dinamis. Filsafat dalam pengertian ini tidak lagi 
hanya merupakan sekumpulan dogma yang hanya diyakini 
ditekuni dan dipahami sebagai suatu sistem nilai tertentu 
tetapi lebih merupakan suatu aktivitas berfilsafat, suatu 
proses yang dinamis dengan menggunakan suatu cara dan 
metode tersendiri. 

7. Ciri-ciri Berpikir secara Kefilsafatan. 
Semua manusia hidup yang normal senantiasa 

ditandai dengan kegiatan-kegiatannya yang sangat khas 
yaitu kegiata berfikir. Maka kegiatan berfikir inilah mahluk 
manusia denga mahluk yang lainya. Namun demikian tidak 
semua kegiatan berfikir disebut kegiatan berfilsafat. Orang 
yang sedang berfikir untuk melunasi hutangnya pada bank 
bukanlah disebut berfilsafat, demikian juga kegiatan berfikir 
secara kefilsafatan bukan hanya merenung atau kontemplasi 
belaka yang tidak ada sangkut pautnya dengan realitas, 
namun berfikir secara kefilsafatan senantiasa berkaitan 
dengan masalah-masalah manusia yang bersifat aktual dan 
hakiki. Misalnya dewasa ini umat manusia hidup dengan 
hasil teknologi dan ilmu pengetahuannya yang sangat 
canggih, namun manusia dihadapkan kepada dampak dan 
akibat langsung yang mengancam manusia yaitu 
kelangsungan, hal ini harus diselesaikan melalui filsafat. 
Maka didalam problema-problema aktual dewasa ini timbul 
pertanyaan yang esensial, misalnya bagaiman hakikat 
hubungan manusia dengan alam, pengoahan alam,dan lain 
sebagainya. Contoh-contoh permasalahan filosofis yang 
demikian ini pada hakikatnya tidak mungkin dapat 



112 

diselesaikan hanya dengan merenung dan kontemplasi 
belaka namun dengan segala akal budinya manusia harus 
menyelesaikan sampai menemukan hakikat yang terdalam. 
Oleh karena itu kegunaan kefilsafatan dewasa ini tidak 
hanya berfikir tentang ide-ide yang muluk-muluk namun 
kegiatan kefilsafatan dewasa ini berkaitan dan mengacu 
kepada pristiwa-pristiwa yang kongkrit. Hal ini didasarkan 
pada suatu kenyataan bahwa yang terkaut secara langsung 
dengan realitas bukanlah ide-ide yang hebat atau konsep-
konsep yang muluk namun manusia yang berbicara tentang 
harapan dan kewajibannya yang bersama-sama membentuk 
masyarakat yang bertanggung jawab (Van Peursen: 1990:49). 

Maka dapatlah dipahami bahwa suatu kegiatan berfikir 
secara kefilsafatan pada hakikatnya memiliki ciri-ciri berikut: 

a. Bersifat Kritis 
Suatu kegiatan berfikir secara kefilsafatan senantiasa 

bersifat kritis yaitu    senantiasa mempertanyakan segala 
sesuatu, problema-problema, atau hal-hal yang lain yang 
sedang dihadapi oleh manusia. Oleh karena itu ciri-ciri 
berfikir secara kefilsafatan senantiasa bersifat dinamis. 
Dalam masalah ini pertanyaan yang sangat fundamental dari 
filsafat adalah “apa”, yang konsekuensinya harus dicari 
penyelesaiannya sampai pada intinya yang terdalam (Lihat 
Natonagoro, 1972). Kegiatan para filsuf sepanjang sejara 
senantiasa diawali dengan sikap kritisnya. Sifat kritis ini juga 
mengawali perkembangan ilmu pengetahuan modern. Kaum 
induktivisme mengembangkan metode induksi sebagai 
metode utama dalam penelitian ilmiah. Misalnya C.G 
Hempel yang menyatakan bahwa dari pada induksi yang 
menjadi tolok ukur untuk menyusun hipotesis, lebih baik 
dipakai sebagai tolok ukur untuk keshahihan. Selain itu J.G 
Kemeny dan A,D Groot yang mengembangkan proses daur 
(siklus) yang terdiri atas induksi, deduksi dan verifikasi. 
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Namun demikaian filsuf ternama K.R, Popper justru 
menolak induksi. Popper mengembangkan setiap pertanyaan 
teoritis hatus disusun sedemikian rupa sehingga sebanyak 
mungkin terbuka untuk perbaikan-perbaikan. Demikianlah 
maka Popper mengajukan pendapatnya tentang prinsip 
falsifikasi (Van Peursen, 1985: 46,48).  Suatu ciri berfikir 
secara kefilsafatan yang sangat mendasari perkembangan 
ilmu pengetahuan adalah sifatnya yang kritis dan dinamis. 

b. Bersifat mendalam 
Suatu ciri yang sangat menonjol dalam berfikir secara 

kefilsafatan adalah bersifat mendalam, yaitu bukan hanya 
sampai pada fakta-fakta yang sifatnya sangat khusus dan 
empiris belaka namun sampai pada intinya yang terdalam 
yaitu substansinya yang bersifat universal. Sifat yang 
demikian ini pula sering disebut berfikir secara radikal, yang 
berarti ke radixnya, sampai keadanya suatu gejala yang 
hendak dipermasalahkan. Dengan jalan penjagaan yang 
bersifat radikal tersebut sampailah pada kesimpulan-
kesimpulan yang terdalam yang bersifat universal (Fuat 
Hassan, 1976:9). Dengan lain perkataan pemikiran 
kefilsafatan sampai pada hakikatnya. Misalnya tentang objek 
materi manusia, kita bukan hanya sampai pada gejala-gejala 
yang bersifat empiris, khusus dan kebetulan pada hakikatnya 
senantiasa berubah. Oleh karena itu berfikir secara 
kefilsafatan harus sampai pada kesimpulan yang terdalam, 
tetap dan tidak berubah yaitu sampai pada hakikatnya. Hal 
inilah yang membedakan bidang disiplin ilmu filsafat 
dengan ilmu lainya. Jikalau ilmu lain hanya terdapat pada 
fakta, maka ilmu filsafat disamping, juga harus dibahas 
sampai pada essensi atau hakikatnya. 

 
c. Besifat konseptual 
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Berfikir secara kefilsafatan bukan hanya sampai pada 
pengertian-perngertian yang bersifat konseptual. 
Perenungan kefilsafatan adalah merupakan kegiatan akal 
budi dan mental manusia yang berusaha untuk menyusun 
suatu bagan yang bersifat konseptual yang merupakan suatu 
hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang 
hal-hal yang sifatnya khusus dan individual (Lihat Kattsoff, 
1986:7). Maka pemikiran kefilsafatan melampaui pengalaman 
hidup manusia sehari-hari yang sifatnya empiris, kuantitatif 
dan terbatas, namun pemikiran kefilsafatan harus melampau 
batas-batas pengalaman yang sifatnya empiris dan 
merupakan abstraksi dan generalisasi dari hal-hal yang 
sifatnya khusus, individual dan kongkrit. Oleh karena itu 
berfikir secara kefilsafatan bukanlah hanya berfikir 
menggawang namun juga berkaitan dengan masala-masalah 
yang kongkrit yang dihadapi oleh umat manusia, kemudian 
dengan generalisasi dan abstraksi maka sampailah pada 
suatu kesimpulan-kesimpulan yang bersifat konseptual. 

d. Koheren (runtut) 
Berpikir secara kefilsafat bukanlah merupakan suatu 

pemikiran yang acak, kacau dan fragmetaneis. Pemikiran 
kefilsafatan berusaha menyususn suatu bagan yang 
konseptual koheren  (runtut). Bilamana bagan konseptual dari 
suatu pemikiran kefilsafatan terdiri atas A, B, C, D, dan E, 
maka kesemuanya itu harus ada pada suatu bagan yang 
bersifat konseptual dan runtut. Jadi unsur-unsur A, B, C, D, 
dan E, suatu unsur yang terpisah sama sekali. Sebagaimana 
dipahami bahwa filsafat berusaha untuk memperoleh suatu 
penyelesaian atau jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-
pertanyaan agar dapat dipahami. Maka konsekuensinya 
suatu pemikiran kefilsafatan tidak boleh mengandung suatu 
pertentangan didalam dirinya sendiri. 

e. Bersifat rasional 
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Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pemikiran 
kefilsafatan adalah merupakan suatu bagan pemikiran yang 
bersifat konsepsional dan runtut. Maka suatu bagan 
pemikiran kefilsafatan berusaha menyusun dengan bagan 
konsepsional yang rasional adalah bagan yang bagian- 
bagianya berhubungan secara logis diantara satu dan lainya. 
Oleh karena itu suatu bagan pemikiran kefilsafatan tidaklah 
mungkin hanya merupakan suatu bagian-bagian yang 
tyersusun secra terpisah tanpa terdapat suatu hubungan 
diantara satu dengan yang lainya. 

Jadi dalam suatu pemikiran kefilsafatan bagian-
bagianya senantiasa memiliki hubungan yang bersifat logis. 
Hal ini bukan karena membahas masalah yang sama, namun 
karena bagian-bagianya berhubungan secara runtut dan 
sesuai dengan prinsip-prinsip logika. Bagan-bagan tersebut 
yang satu harus terkandung prinsip logika. Namun suatu ciri 
yang sangat menonjol dalam sistem pemikiran kefilsafatan 
adalah sifat rasionalnya tidaklah sama dengan sifat logika 
ilmu pasti, sifat rasional dalam filsafat terbuka bagi kritik. 
Misalnya Spinoza memulai dengan seperangkat definisi, satu 
diantaranya adalah definisi tentang substansi. Ia 
mendefinisikan substansi sebagai “suatu yang terdapat 
dalam dirinya dan mengerti dalam dirinya sendiri”.  
Demikian pula misalnya konsep kefilsafatan Notonagoro, 
yang menentukan tentang pengertian hakikat manusia 
beserta unsur-unsur yang terkandung pada manusia yang 
bersifat “monopluralis”. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu 
yang unsur-unsurnya tidak sebagaimana unsur-unsur yang 
terkandung  pada manusia, maka bukanlah sebagai hakikat 
manusia. Hal ini kiranya menjadi sangat penting sekali 
karena manusia adalah sebagai pendukung negara. 

 
f. Bersifat menyeluruh (komprehensif) 
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Pemikiran kefilsafatan berusaha menyusun bagan 
yang konseptual, rasional, logis dan bersifat menyeluruh. Hal 
ini berarti bahwa suatu pemikiran kefilsafatan bukan hanya 
berdasarkan pada suatu fakta yang khusus dan individual 
saja, yang kemudian sampai pada waktu kesimpilan yang 
khusus dan individual juga, namun pemikiran kefilsafatan 
harus sampai pada suatu kesimpulan yang sifatnya paling 
umum. Suatu pemikiran kefilsafatan harus bersifat 
komprehensif (menyeluruh) artinya tidak ada sesuatupun 
yang diluar jangkauannya (Kattsof, 1986:12), misalnya 
pemikiran kefilsafatan tentang manusia bukanlah sekedar 
konsep tentang manusia tertentu atau bangsa tertentu. Oleh 
karena itu agar sampai pada suatu pemikiran yang bersifat 
konseptual, maka pemikiran kefilsafatan harus sampai pada 
suatu kesimpulan yang bersifat komprehensif yang 
merupakan hasil generalisasin dan abstraksi. 

g. Bersifat universal 
Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pemikiran 

kefilsafatan adalah berusaha menyusun suatu bagan yang 
bersifat konsepsional, rasional dan komprehensif. 
Karenacirinya yang demikian ini maka pada hakikatnya  
setiap pemikiran kefilsafatan senantiasa bersifat universal. 
Sifat universal berarti sampai pada suatu kesimpulan yang 
bersifat umum bagi seluruh umat manusia dimanapun, 
kapanpun dan dalam keadaan apapun. 

Pemikiran kefilsafatan berusaha menemukan 
kenyataan kebenaran dengan berusaha untuk samapai pada 
suatu kesimpulan yang bersifat universal. Memang dapat 
diakui bahwa untuk sampai kesimpulan yang bersifat 
universal para filosof memiliki metode sendiri-sendiri namun 
memilki suatu kesamaan yang dicapainya adsalah kenyataan 
yang bersifat universal yang disimpulkan dari hal-hal (fakta-
fakta yang bersifat khusus) (Fuad Hassan, 1976), dalam 
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pengertian seperti inilah maka filsafat sering ndisebut 
sebagai pandangan dunia (weltanschauung) karena 
memberikan kejelasan yang bersifat universal yaitu tentang 
dunia dan semua hal yang ada di dalamnya. Misalnya 
Democritus (460-370) S.M., memberikan pandangannya yang 
bersifat universal tentang atom, yang dikenal dengan 
atonisme (lihat Kattsoff, 1986) 

h. Bersifat spekulatif 
Berfikir secara kefilsafatan juga dicirikan dengan 

sifatnya yang spekulatif (perekaan). Perekaan yaitu 
pengajuan dugaan-dugaan yang masuk akal (rasional) yang 
melampaui batas-batas fakta. Hal ini merupakan semacam 
kegiatan akal budi manusia dengan melalui kemampuan 
dalam imaginasi yang berdisiplin menghadapi persoalan-
persoalan filsafat yang menuntut pemecahan yang bijaksana. 
Tujuan dari perekaan adalah penyatupaduan dari semua 
pengetahuan, pemikiran dan pengalaman manusia menjadi 
suatupandangan yang komprehensif. Ini dapat dilakukan 
dengan cara etis keagamaan. Dengan cara yang demikian ini 
diharapkan bahwa beberapa kesimpulan umum mengenai 
sifat dasar alam semesta, serta kedudukan dan prospek 
manusia didalamnya dapat dicapainya. 

i. Bersifat sistematis 
Berfikir secara kefilsafatan pada hakikatnya tidak bersifat 
fragmentaris dan acak. Pernungan kefilsafatan yang dicirikan 
secara komprehensif, universal, serta runtut senantiasa 
merupakan suatu keseluruhan yang bersistem. Hal ini 
dimaksutkan bahwa pemikiran kefilsafatan senantiasa 
berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan 
tersebut terjalin dalam suatu kerjasama yang saling 
ketergantungan. Maka bilamana dirinci ciri-ciri sistem adalah 
sebagai berikut: 

1) Suatu kesatuan bagian-bagian. 
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2) Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi sendiri-
sendiri. 

3) Saling berhubungan (saling ketergantuingan). 
4) Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai 

tujuan bersama atau tujuan sistem. 
5) Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks 

(Shrode dan voich, 1974:22) 
Jadi pemikiran kefilsafatan yang bersifat rasional dan 

runtut  pastilah merupakan suatu sistem. Pemikiran-
pemikiran kefilsafatan memiliki bagian-bagian yang berada  
dalam suatu jalinan hubungan, terdapat fungsi-fungsi 
bagian, bersifat kompleks serta empiris. John Locke (1632-
1704), yang membagi pengalaman menjadi dua macam aliran 
yaitu: pengalaman lahiriah (sensation) dan pengalaman 
batiniah (reflexion). Kedua sumber pengalaman itu 
mengahasilakan idea-idea tunggal (simple ideas), namun roh 
membentuk idea majemuk (complex ideas)  (Bertens: 1989:51). 

j. Bersifat Bebas (membebaskan) 
Suatu bentuk pengekangan intelektual adalah 

peniadaan kebebasan atas berfikir. Sifat berfikir secara 
kefilsafatan adalah berfikir secara bebas untuk sampai pada 
hakikat yang terdalam dan universal. Oleh karena itu ciri 
kreativitas senantiasa ada dalam cara berfikir kefilsafatan. 
Socrates misalnya memilih minum racu daripada kebebasan 
berfikirnya ditiadakan. Penguasaan dan kekangan atas 
pikiran ini dapat terwujut dalam berbagai macam bidang 
misalnya bidang sosial, politik, kebudayaan bahkan juga 
dibidang ilmu pengetahuan misalnya dewasa ini banyak 
yang secara tidak langsung dikekang dan dijajah oleh orang 
batau bangsa lain. Kebanyakan intelektual lebih bangga 
mengutarakan pendapatnya masih sangat tergantung pada 
produk pemikiran dari Barat. Kemerdekaan dalam berfikir 
inilah yang nampaknya memerlikan perhatian kalangan 
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filsuf maupun para ilmuwan, dan hal ini akan mampu diatasi 
manakala kita memahami secara kesungguhan makna 
berfikir secara kefilsafatan 

k.  Bersifat Abstraksi 
Filsafat menelaah segala sesuatu yang menjadi 

objeknya sampai pada intinya yang terdalam dan tidak 
berubah, yang disebut hakikat. Dengan lain perkataan filsafat 
menelaah segala sesuatu sampai pada tingkat hakikatnya, 
essensinya atau sampai pada substansinya. Untuk 
memperoleh pemahaman tentang hakikat segala sesuatu 
dilakukan dengan suatu metode analisis yang disebut 
analisis abstraksi. 

Metode analisis abstraksi dilakukan setingkat demi 
setingkat untuk akhirnya sampai pada suatu pemahaman 
pengertian hakikat. Aristoteles membedakan adanya 10 
kategori yang ada pada segala sesuatu yaitu alam manusia, 
benda, tumbuhan hewan dan sebagainya. Sepuluh kategori 
tersebut adalah terdiri atas “1 substansi” dan “9 aksidensia”. 
Substansi adalah merupakan inti sari dari sesuatu sifatnya 
tetap dan tidak berubah dan substansi inilah yang disebut 
hakikat dari sagala sesuatu. Adapun aksidensia yang 
jumlahnya 9 macam itu kualitas, kuantitas, aksi, passi, relasi, 
tempat, waktu, keadaan, kedudukan. Analisis abstraksi 
dilakukaan dengan menyisihkan setingkat demi setingkat 
tentang 9 aksidensia tersebut dan akhirnya sampai pada 
pemahaman hakikat, yaitu substansi. Substansi sifatnya tetap 
dan tidak dan tidak berubah adapun 9 aksidensia tergantung 
pada substansi. Penjelasan analisis abstraksi tersebut adalah 
sebagai berikut: 

Segala sesuatu yang berbeda di alam semesta ini pada 
intinya sendiri memiliki: 

1) Kuantitas yaitu luas, bentuk berat serta jumlah. 
Misalnya berat tinggi, susunan, volume, bentuk 
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dan segala sesuatu yang dapat diukur serta 
ditimbang. 

2) Kualitas yaitu segala sifat yang melekat pada 
segala sesuatu misalnya, warna, basah, 
kering,keras, lunak, bagi manusia misalnya warna 
kulit, rambur, sifat karakter dan sebagainya. 

Selain memiliki kuantitas dan kuantitas segala sesuatu 
benda dan mahluk hidup di alam semesta ini senantiasa 
tidak berada secara sendirian melainkan bersama-bersama 
dengan benda-benda lainnya, yang senantiasa 
mengelilinginya. Maka dalam hubungannya dengan benda-
benda atau segala sesuatu yang lainnya maka terdapat 
aksidensia sebagai berikut: 

a) Aksi: yaitu yang menyangkut perubahan 
segala sesuatu yang ada dari yang mungkin 
terjadi. 

b) Passi: yaitu yang menyangkut penerimaan 
perubahan yang dikaitkan oleh sesuatu hal 
atau benda yang lainnya. Misalnya kayu 
menjadi kering karena matahari, manusia 
menjadi merasa dingin dalam cuaca yang 
dingin:,, manusia dapat sakit bila terkena 
penyakit dan sebagainya. 

c) Relasi: Setiap hal termasuk benda atau 
manusia dalam hubungan dengan sesuatu hal 
lainnya. Suatu benda, manusia atau lainnya 
dalam hubungannya dengan lainnya pasti 
memiliki sebab (causa),  serta mempunyai 
akibat yaitu menjadi asal mula dari segala 
sesuatu. Misalnya semen dari batuan 
digunung , orang tua dengan anak, bibit 
dengan tumbuhan dan lin sebagainya. 
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d) Tempat: Segala sesuatu di alam semesta 
senantiasa mengambil ruangan dimana 
sesuatu itu benda. Bagi manusia 
bagaimanapun juga dia berada dalam suatu 
tempat, wilayah, daerah, desa tertentu. 

e) Waktu: Segala sesuatu benda serta mahluk 
hidup lainnya senantiasa berada dalam waktu 
tertentu. 

f) Keadaan: bagaiman sesuatu itu ada pada 
tempatnya. 

g) Kedudukan: bagaimana sesuatu itu berada 
disamping benda atau sesuatu yang lainnya, 
bagi manusia misalnya kedudukannya dalam 
keluarga, masyarakat dan sebagainya. 

Proses analisis abstraksi dilakukan dengan cara 
menyisihkan setingkat demi setingkat 7 aksidensia tersebut 
di atas. Kemudian sampailah pada pengertian benda atau 
sesuatu itu sendiri yang pada dirinya memiliki kualitas dan 
kuantitasnya disingkirkan sampailah pada  suatu intinya 
yang terdalam yaitu substansi atau disebut “hakikat” segala 
sesuatu yang sifatnya tetap. Misalnya hakikat air adalah 
H2O, adapun yang berubah keadaan, kualitas, kuantitasnya 
misalnya “monopluralis” yaitu, raga, jiwa, individu, mahluk 
sosial, sebagai mahluk Tuhan dan pribadi berdiri sendiri 
(Natonagoro, Dharma Pusaka, hal 34,35). 

 
 
 
 
 
 

BAB III 
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MEMBUMIKAN FILSAFAT 
 

A. Filsafat antara Idealisme dan Realisme 
Apa yang hendak ditegaskan di sini ialah bahwa 

Filsafat itu bukan makhluk rasional semata dan hanya 
menengok ke langit dan hanya diyakini akan tetapi ia juga 
merupakan mahkluk empiris dengan menengok ke dunia. 
Jadi langit dan bumi merupakan pijakan Filsafat yang secara 
jauh dijelaskan dalam tema-tema dalam cabang, aliran dan 
mazhab, relasi-relasi filsafat baik dengan agama maupun 
dengan ilmu.  

Apakah manusia, alam dan Tuhan itu? Mungkinkah 
sesuatu yang muncul di alam ini berawal dari ketiadaan? 
Bila yang ada dari ketiadaan, atau diadakan oleh Ada akan 
ke mana serta kepada siapa akan ia kembali? 

 Pertanyaan tersebut sukar dijawab, namun bukan 
berarti sulitnya dalam arti kata Tuhan, alam dan manusia 
atau sesuatu yang ada serta yang tidak ada, bahkan Ada.  
Akan tetapi karena banyaknya jawaban yang diberikan 
filsafat manusia terhadap pertanyaan itu sampai kepada 
akar-akarnya. Problematika ini tiada lain yang akan 
memberikan jawaban secara tuntas dan hakiki adalah filsafat 
itu sendiri. 

 Persoalan mengenai masalah eksistensi dan esensi 
alam, manusia dan Tuhan atau yang ada dan peng-Ada 
pada masalah di atas menjadi santer dipikirkan para filosof 
sejak dahulu kala. Antara lain orang yang pertama sekali 
mengemukakannya adalah seorang filosof kenamaan 
Yunani yakni Thales (624-546 SM). Sebagai bapak filsafat 
kelahiran Miletos negara bagian Yunani, pertama ia 
mengajukan sebuah pertanyaan yang relevan dengan ada 
dan Ada (pengada pertama) yaitu“What is the nature of world 
stuff“? (apa sebenarnya bahan alam semesta itu?). 
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Pertanyaan ini ditemukan jawabanya oleh Thales bahwa 
bahan atau sesuatu itu adalah “air”. 

Perkembangan selanjutnya sekitar tahun 500-an SM 
muncul buah pikiran baru, atau filsafat baru dari seorang 
ahli pikir yang berusaha keras untuk memutar otaknya dan 
sempat mengagetkan bahkan menggegerkan orang awam. 
Hal ini dilontarkan oleh Heraklitos dalam filsafatnya 
“bahwa sesungguhnya yang ada, yang hakikat ialah gerak 
dan perubahan (Panth rei)“. 

Perkembangan kecemerlangan pemikiran filsafat 
kedua tokoh tersebut (Thales-Heraklitos) sungguh telah 
mempromosikan dan memperlihatkan kehebatan akal 
manusia. Kekaguman terhadap kemampuan rasional 
manusia ini semakin ramai ketika munculnya Zeno (lahir 
tahun 490 SM) sebagai tokoh pertama yang mengajarkan 
ajaran kebenaran, dan kebenaran itu  mampu ditangkap oleh 
intelek manusia. Teori kebenaran yang diajarkan oleh Zeno 
adalah bagaimana mencari kebenaran itu melalui metode 
dialektika. Dengan munculnya metode dialektika ini 
memicu munculnya ajaran sofisme. Ia berhasil membuktikan 
bahwa segala yang bergerak, yang ada serta ruang kosong 
itu semuanya tidak ada.  

Belum lagi ketika munculnya Socrates sebagai bapak 
yang bijak walaupun secara estetika beraut jelek, namun 
perilaku yang bijak menyelamatkan manusia dan 
meluruskan otak para pengikut sofisme yang dianggap telah 
merusak pemikiran pemuda Athena. Dengan munculnya 
Socrates di permukaan sebagai ahli dalam mengajarkan cara 
mencari kebenaran, membuat sakit kuping, geger otak dan 
merasa gelisah bagi kalangan polish Athena dari satu sisi. 
Konsekuensi dari gerakan kefilsafatan yang dilancarkan oleh 
Socrates itu mendapat kecaman dan tuduhan keras dari 
pemerintah Yunani bahwa Socrates telah melakukan 
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tindakan yang merusak otak dan masa depan para pemuda 
Athena. Tuduhan yang dialamatkan oleh pemerintah 
kepadanya karena telah dengan sengaja membentuk 
kelompok-kelompok separatis, sebagai wadah dialog antara 
pemuda dengan pemuda lain. Tujuan dari pembentukan 
kelompok ini adalah mengajarkan tentang bagaimana cara 
mencari kebenaran dengan menggunakan metode 
dialektika.  

Sayangnya proses pencarian kebenaran melalui 
metode dialektika itu, berjalan belum sampai batas dan 
berlayar belum sampai samudra kepuasan, bahkan dirasa 
belumlah tuntas oleh para penggemar filsafat saat itu, sebab 
sang guru yang menggembleng mereka harus menemui 
taqdir yang tragis meskipun Socrates menganggap itulah 
yang terbijak dan kearifan. Namun pada akhir perjalanan 
hidup Socrates mendapat kenyataan menyedihkan yakni 
hukuman meminum racun meskipun baginya hal itu sebagai 
alternatif jitu untuk mempertahankan kebenaran. Dengan 
cara meminum racun bagi Sang Filosof (Socrates), menjadi 
bahan renungan bagi kalangan orang awam saat itu. 
Bersamaan dengan itu mereka mulai bimbang dan ragu 
terhadap kebenaran yang sebenarnya. Apakah kebenaran itu 
berada pada diri individu  yang subyektif atau pada diri 
universal yang obyektif. Dengan munculnya keraguan 
terhadap berbagai kebenaran yang muncul, menyebabkan  
pemikiran manusia pada saat itu mengalami kegoncangan. 
Kegoncangan itu membuat mereka selalu melahirkan teori 
pencarian kebenaran melalui metode dialektika (tesa-
antitesa-sintesa). Dari perkembangan pemikiran manusia 
selanjutnya selalu melahirkan pemikiran filsafat yang relatif 
adanya, hal ini disebabkan oleh ciri kebenaran dalam filsafat 
yang relatif pula. Dalam perkembangannya, filsafat selalu 
mengalami perubahan yang antitesis–sintesis dan tesis.  
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 Untuk menelusuri perkembangan pemikiran filsafat 
yang sintesis dan antitesis dari berbagai macam aspek baik 
ontologis, epistemologis maupun axiologisnya serta tokoh-
tokoh (filosof-filosof) yang berpengaruh pada setiap 
zamannya dibutuhkan penguasaan dan ketajaman analisa 
hierarki historis. Terutama mengenai periodisasi 
perkembangan filsafat yang historik dan sistematis.  

B. Moderasi Socrates-Rasio Plato dan Historisitas 
Aristoteles 

 
1. Socrates 

Socrates dilahirkan sekitar 469-399 SM. Beberapa 
tulisannya menurut filosof sesudahnya tidak ada 
ditinggalkan, yang ada hanyalah beberapa ungkapan 
filsafatnya. Banyaknya orang mengenal tentang pemikiran 
Socrates, pada dasarnya diterima dari versi muridnya. 
Meskipun banyak versi yang mendalam tentang Socrates 
tetapi sumber utama informasi tentang dirinya diperoleh 
dari Aristophanes, Xenophanes, Plato, dan Aristoteles. 

Socrates dilahirkan dari kedua orangtua yang kaya, 
dan kemudian menjadi miskin. Yang terang ia pernah 
mendapat pendidikan yang baik. Ayahnya seorang pemahat 
dan ibunya seorang dukun beranak (bidan). Ia aktif dalam 
dunia politik dan filsafat. Socrates adalah filosof yang 
memiliki berbagai kelebihan baik dalam pemikiran maupun 
dalam bentuk fisik, ia termasuk prajurit yang gagah dan 
berani. Meskipun ia aktif pada bidang politik dan filsafat, 
bukanlah berarti bahwa ia menjadikannya sebagai tujuan 
akhir, namun hanyalah sekedar sebagai kendaran untuk 
menuju atau mencapai tingkat kefilsafatan. Oleh karena itu 
bagi Socrates bahwa cara hidup yang bijak adalah lebih 
cenderung kepada hidup miskin, karena dengan kondisi 
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miskin material seseorang kata Socrates, dapat memikirkan 
sesuatu dengan baik atau dapat berpikir jernih. Dan dia 
sendiri mengalaminya bahwa yang paling cocok untuk 
berfilsafat ketika seseorang mengalami kemiskinan. 

Adapun kelebihan yang dimiliki Socrates adalah 
tidak menarik untuk mengikuti kepentingan dirinya, akan 
tetapi ia hanya menolong orang-orang untuk mencari dan 
menemukan pengertian yang benar. 

Cara Socrates mencari pengertian yang benar, 
dengan jalan “dialektika” dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan kepada orang dari berbagai kalangan atau ahli 
dalam bidang politik, pejabat, pedagang, petani, peternak, 
nelayan, dan lain-lain. Yang dipertanyakan oleh Socrates 
ketika mengajukan pertanyaan pada seseorang adalah 
seputar hal pekerjaan mereka, hidup dan pengalamannya 
sehari-hari. 

Apabila terdapat jawaban dari orang yang diajukan 
pertanyaan itu, Socrates hanya menjadikan hipotesis. 
Kemudian mengajukan pertanyaan selanjutnya adalah 
untuk menguji dan menganalisis hipotesis pertama, begitu 
pula seterusnya.  

Plato mengisahkan bahwa hasil dialektikanya itu 
telah menemukan bentuk induktif dan deduktif dan melalui 
definisi-definisi dan memberikan pengertian-pengertian.  

Adapun contoh metode deduktif dan induktifnya 
adalah: si pembuat sepatu yang baik dan, si tukang cukur 
yang baik, serta montir yang baik. Maka semua yang baik itu 
mendatangkan “Keutamaan”,59 dengan cara deduktif ini 
sekaligus menemukannya cara membuat definisi umum 
yang pada waktu itu belum ditemukan oleh orang. 

 
59 Rahman Musa dan Nihaya M, Filsafat Pengantar, 

(Ujungpandang: t.th 1992), h. 40 
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Lebih lanjut Plato menjelaskan bahwa Socrates 
sebagai filosof yang jujur, baik dan adil yang mendapat 
simpati dari para pemuda Athena membuat banyak 
politikus atau pemerintah tidak senang kepadanya. Bahkan 
diklaim sebagai perusak pemikiran atau perusak moral 
pemuda Athena. Dengan gerakan yang dilanjutkan olehnya, 
maka ia sering dituduh sebagai pengingkar terhadap 
kebenaran dewa-dewa atau Tuhan yang diakui oleh negara. 

Dengan berbagai tuduhan yang dialamatkan 
kepadanya, maka Socrates diajukan dan diadili ke 
pengadilan oleh seorang yang tak bertuhan dan menentang 
agama, yaitu Melethus. Menurut Plato dalam tulisannya 
yang berjudul”Apalogia”60 bahwa Socrates membela dengan 
mati-matian kepada negara. Bahkan ia bersumpah dengan 
penuh kebenaran, bahwa apa yang dilakukan itu bukan 
bertujuan untuk merusak pikiran para pemuda Athena dan 
berniat menantang negara atau mengacaukan negara, tetapi 
gerakan yang dilancarkannya adalah gerakan moral di 
bidang filsafat. Dengan begitu emosinya Socrates tidak 
segan-segan membantah sekaligus mengeluarkan 
pernyataan-pernyataannya seperti; Bukanlah negara tempat 
ia mengabdi kepada Tuhan, karena Tuhan telah 
menyuruhnya untuk menjalankan amanat kefilsafatannya, 
karena ia yakin bahwa kebaikan yang lebih besar 
diperolehnya bukan dari negara akan tetapi semata-mata 
dari Tuhan. 

Pada akhir sidang pengadilan Socrates diputuskan 
bahwa dari hasil voting yang dinyatakan bersalah dengan 
suara 200 lawan 220,61 ia dituntut hukuman mati. Sebelum 
dihukum mati ia lebih dahulu mengatakan “dari pada 

 
60 Ahmad Sadjali dan Mudzakkir, Filsafat Umum (Bandung: 

Pustaka Setia, 1997), h. 66 
61 Ibid., h. 67 
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dihukum mati oleh negara yang dzalim lebih baik aku 
meminum racun sebagai tanda kejujuranku” dengan 
catatan. “Daripada aku hidup bergelimang dengan dosa 
lebih baik mati mempertahankan kebenaran.” Dalam 
suasana duka yang mendalam tangisan para muridnya tak 
tertahan. Di tengah suasana sedih dan pilu Socrates 
memberikan pesan terakhir kepada para muridnya agar 
senantiasa selalu berpegang teguh kepada satu kalimat yaitu 
dalam menjalani kehidupan sebagai manusia, ingat kata 
filsafat “Gnoti Seauto” (Kenalilah Dirimu). Karena dengan 
berpegang teguh dengan kalimat ini seseorang akan tetap 
selalu berada pada kebijaksanaan dan keadilan. 

Mengenai filsafat humanismenya, Socrates 
memandang bahwa manusia terdiri dari dua unsur yaitu 
jasmani dan rohani, dua unsur ini memiliki kebutuhan 
masing-masing. Dengan ketentuan bahwa manusia selama 
rohnya masih berada pada atau terbungkus jasmani maka 
roh itu selalu merasa terpenjara. Salah satu cara terbaik 
untuk menghindari dari segala keterpenjaraan dan 
kehinaan, maka roh hendaknya meninggalkan jasmani 
dengan jalan melakukan kontemplasi dan tafakur, guna 
mendapatkan keutamaan dan kebahagiaan. Caranya adalah 
dengan jalan perbaikan budi yang konsentratif. 

Inti sari manusia adalah jiwa sebagai pribadi yang 
bertanggung jawab. Oleh karena itu, manusia wajib 
mengutamakan kebahagiaan dengan EUDAIMONIA seperti 
kesehatan, kekayaaan yang baik, pertolongan dan nasehat 
pada kebijakan dan lain-lain. Untuk mencapai ‘eudainomia 
harus dengan arate. Dengan demikian arate atau keutamaan 
adalah pengetahuan, dimana kebajikan dan keutamaan itu 
merupakan pengetahuan tentang yang baik berdasarkan 
kesusilaan. 
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Filsafat tentang negara menurut Socrates kurang jelas 
karena negara mempunyai tugas untuk mewujudkan 
kebahagiaan warga negaranya dan membuat jiwa mereka 
semakin baik. 

Masalah kebenaran menurut beliau terbagi atas dua 
yaitu kebenaran relatif yang dimiliki oleh setiap manusia 
dan kebenaran mutlak yang berada pada Tuhan. Untuk 
mencapai suatu kebenaran yang Mutlak hendaklah dicapai. 

Konsep ketuhanan menurut Socrates dapat diketahui 
dengan tiga argument: 

a. Argumen kosmologi (alam), yaitu adanya alam 
sebagai bukti keberadaan Tuhan. 

b. Argumen teleologis (keteraturan alam) yaitu adanya 
keteraturan alam semesta menunjukkan adanya 
pencipta keteraturan tersebut yaitu Tuhan. 

c. Argumen psikologis (perasaan senang, sayang dan 
takut dalam diri manusia), yaitu adanya perasaan-
perasaan tersebut bersumber dari suatu kekuatan 
yang selalu dikembalikan kepada Tuhan. 
Perkembangan pemikiran filsafat Socrates pada masa 

ini merupakan zaman yang mewujudkan adanya proses 
hierarkis yang berkelanjutan antara zaman pra-Socrates 
dengan pemikiran Helenis (Mazhab Socrates: Antitheses 
“satu-satunya asas adalah bebas secara mutlak”, Aristippos” 
tujuan perbuatan adalah kenikmatan/hedone).” 

2. Plato 
Plato lahir di Athena pada tahun 427-347 SM, dan 

hidup sezaman dengan gurunya “Socrates” ia termasuk 
golongan bangsawan. Ia lebih mengandalkan 
keunggulannya ala pemikiran Athena daripada pemikiran 
lain, dengan mengutamakan mental pemikiran (filsafat) 
sastra dan seni. Sebagai seorang yang bertuhan, Plato sangat 
bersyukur pada Tuhan-nya karena ditakdirkan sebagai 
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orang yang memiliki semangat untuk mendapatkan metode 
dialektika dari sang gurunya. Modal ini merupakan bekal 
hidup yang arif dalam berfilsafat. Metode dialektika ini 
Plato peroleh melalui sang gurunya yaitu Socrates. Plato 
mencoba keluar dari Athena untuk menyebarkan sekaligus 
untuk menambah ilmunya di Mesir. Di negara ini Plato 
mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru yaitu 
ditemukannya sebuah Republik baru dan yang baik. 

Plato pernah mendirikan dan memimpin sekolah 
academia di saat usianya (40 tahun) dan memberikan 
pengajaran secara baik dan mendalam dibidang ilmu 
pengetahuan dan filsafat terutama bagi orang-orang yang 
akan menjadi politikus. Hingga di akhir hayatnya Plato 
dikenal dengan seorang pemuda yang tak pernah kawin (80 
tahun) karena demi mengejar dan menjunjung tinggi 
kearifan. 

Pemikiran filsafatnya dapat dibagi atas: Alam, Tuhan, 
Manusia, Negara, dan Etika. 

Alam (kosmologi) menurut Plato terbagi atas dua, 
yaitu alam fisika yang realitas, selalu bersentuhan dengan 
inderawi manusia (material) dan tidak memiliki 
kesempurnaan. Kedua alam idea yang bersifat transenden, 
hanya dijangkau oleh akal pikiran semata yang bersifat 
apriori, demikian kebenarannya bersifat tetap (memiliki 
kesempurnaan) tak berubah. Alam idea ini merupakan yang 
tertinggi (The Idea of Good).62 

Oleh karena itu, ide bukanlah gagasan yang hanya 
terdapat dalam pikiran saja dan bersifat subyektif. Ide ini 
bukan gagasan yang dibuat manusia sebab, ide tersebut 
bersifat obyektif dan berdiri sendiri. Ide yang dimaksud di 

 
62 Ir. Poedjawijatna, Pembimbing ke arah Alam Filsafat 

(Yogyakarta: Pustaka 1987), h. 76 
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sini adalah Ide yang rasionalistis (realitas di alam ide/Ide 
Mutlak, Tertinggi, Tunggal). 

Ajaran ketuhanan menurut Plato adalah Tuhan 
bukanlah seperti dunia, karena Tuhan adalah penggerak 
dunia. Ia berada pada dunia dan bukan dunia yang dihuni 
oleh manusia karena itu dunia Tuhan tidak dapat dijangkau 
oleh pikiran manusia. Dengan demikian Tuhan adalah Maha 
Tunggal (One Self). Manusia hanya dapat menjangkaunya 
dalam hal ide yang bersifat umum tentang Tuhan itu sendiri 
yang sifatnya tetap, tetapi esensi Tuhan tidak dapat 
diketahui secara jelas oleh akal manusia. 

Manusia menurut Plato terdiri dari dua unsur yaitu 
unsur jasmani (materi) dan unsur Rohani (spritual) terdiri 
dari Nous, Roh, dan Nafsu. Di dalam diri manusia terdapat 
tiga bagian yaitu pemikiran (manusia Bijak), Emosi 
(manusia penguasa) dan Nafsu (manusia rakus). Dari sinilah 
Plato melahirkan pemikiran tentang negara, karena negara 
itu adalah gambaran makro dari diri manusia itu sendiri. Di 
dalam diri manusia terdapat tiga golongan yaitu: golongan 
atas (para filosof yang selalu menggunakan akal pikiran), 
golongan menengah (orang yang selalu menggunakan emosi 
sehingga terjadi kekerasan/militer), dan golongan bawah 
(yaitu golongan manusia yang termasuk kelompok rakyat 
jelata.  

Filsafat Plato mengenai Negara Idea telah 
dikemukakannya dalam buku yang berjudul 
“REPUBLIKA”. Untuk teciptanya negara yang baik dan 
demokratis diperlukan pemimpin yang bijaksana untuk 
mementingkan segala persoalan umum. Salah satu kriteria 
sebagai pemimpin bijaksana adalah hendaklah orang berasal 
dari pengetahuan yang tinggi (filosof). Karena ia senantiasa 
meletakkan keadilan kepada seluruh golongan. 
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Plato menggambarkan negara itu seperti halnya 
manusia itu sendiri, maksudnya dalam suatu negara 
terdapat tiga kelompok lapisan masyarakat seperti halnya 
dalam diri manusia terdapat tiga bagian yaitu bagian atas 
golongan pemikir (cerdik), pengaman (militer), dan 
golongan bawah/awam (rakyat jelata). 

Adapun lapisan masyarakat yang dimaksud adalah, 
Pertama, Golongan tertinggi adalah para cendekiawan dan 
filiosof yang berkewajiban untuk menjadi pemimpin yang 
arif dan bijaksana dalam memerintah dan menggembleng 
masyarakat dengan baik demi menuju dunia idea. Kedua, 
Golongan pembela negara atau prajurit-prajurit yang 
menyelamatkan negera yang bertujuan untuk menjamin 
keselamatan negara. Ketiga, Golongan bawah/rendah adalah 
golongan rakyat jelata atau masyarakat umum seperti, 
nelayan, pedagang, buruh, tukang dan sebagainya. Yang 
merupakan lapisan yang terbesar yang menghasilkan 
sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan seluruh 
masyarakat dalam mencapai kemauan dan kesejahteraan 
masyarakat dibidang ekonomi. 

Oleh karena itu menurut Plato bila perlu anak-anak 
yang berumur 10 tahun ke atas diutus ke negara lain untuk 
berpendidikan agar dapat mengembangkan bakatnya 
sehingga tidak dapat dicemari oleh ambisi orangtuanya. 
Caranya 10 tahun pertama anak-anak harus mengikuti 
pendidikan jasmani yang tegar, 10 tahun kedua pendidikan 
harus dialihkan kepada penghalus jiwa melalui pendidikan 
seni serta pendidikan teologis. 

Untuk mencapai kehidupan bernegara yang 
deomkratis Plato menganjurkan agar seluruh masyarakat 
berhak dalam segala hal sesuai dengan profesionalismenya 
dan bukan berdasarkan keturunan atau jenis sosial 
seseorang. 
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Olehnya itu pada dasarnya manusia itu dipengaruhi 
oleh tiga unsur yaitu daya gairah perasaan dan kecerdasan 
yang masing-masing pusatnya di kepala, dada dan perut. 

Jiwa yang terdapat dalam diri manusia merupakan 
intisari manusia. Ajaran kejiwaannya dipengaruhi oleh 
Pytagoras dan Socrates yaitu jiwa itu “ABADI”63 dengan 
dasar bahwa yang sama mengenal yang sama maksudnya 
hanya jiwalah yang dapat mengenal Idea. Karena jiwa bukan 
merupakan kesatuan melainkan kenyataan pengalaman 
umum yang BERSIFAT AKU TRANSENDEN. Oleh karena 
itu jiwa sebagaimana unsur yang dapat mengenal Idea, 
maka ia senantiasa rindu kembali ke alam ideanya, agar 
dapat hidup kekal dan abadi. 

Ajaran etika Plato, adalah manusia hendaklah 
mengambil intisarinya sebagai manusia yang ideal yaitu 
menjauhkan diri dari pengaruh dunia material dan melatih 
diri untuk menjauhi kejahatan. Ajaran etikanya erat sekali 
dengan ajaran Ideanya yaitu dapat ditempuh dengan dua 
jalan seperti: Pertama, melarikan diri dari dunia bendawi 
material yang mengganggu dan menodai jiwa. Oleh karena 
itu hidup itu semata-mata harus hanyut dalam dunia idea 
pada setiap tingkah laku dan perbuatan dalam bentuk 
kesadaran ideal. Kedua, Senantiasa mengedepankan 
pengetahuan yang mendalam dari makna budi yang 
cenderung berbuat yang susila sebagai tujuan ideal manusia. 

3. Aristoteles 
Aristoteles lahir di Stageria 384-322 SM. Dia 

meninggal dalam usia 63 tahun. Bapaknya seorang dokter 
istana pada kerajaan Macedonia Amintas II yang bernama 
Machaon. Ia mendalami ilmu-ilmu biologi, politik, dialektika 

 
63 Rahman Musa dan Nihaya M, Ibid., h. 42 
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retorika. Aristoteles memimpin akademia yang dibangun 
oleh Plato untuk mengembangkan ajaran Plato tentang 
ketuhanan, politik, dan perbintangan. 

Usaha besar-besaran untuk mengakrabkan karya-
karya filsafat, sains dan kedokteran Yunani-dengan 
dukungan penuh dari para khalifah pertama Bani ‘Abbas, 
Dinasti Bani Syakir, dan Bani Musa-telah mengalirkan 
khazanah kebudayaan Yunani yang amat kaya ke dalam 
masyarakat Muslim. Namun demikian, Dialogues karya Plato 
sampai kepada mereka dalam bentuk ringkasannya, 
sehingga sangat sedikit kutipan atau contoh yang muncul 
dalam bahasa Arab. Politics adalah satu-satunya karya besar 
Aristoteles yang tidak pernah diterjemahkan ke dalam 
bahasa Arab. Ia malah diganti dengan risalah palsu dan 
semu yang diduga ditulis oleh Aristoteles untuk muridnya, 
Iskandar Agung. Risalah yang dikenal dengan judul Screat of 
Secrets ini diterjemahkan oleh Yahya ibn Al-Bithriq (w.815) 
Yahya mengklaim menemukan risalah itu disebuah “Kuil 
Yunani”, dalam pelancongannya di Bilad al-Rum atau 
Bizantium.  

Aristoteles memiliki banyak karya diantaranya 
adalah buku Logika, Fisika, Metafisika, Perbintangan, Sastra 
dan ilmu Seni. 

Filsafat Aristoteles yang lebih dominan adalah 
masalah logika. Adapun dasar logikanya adalah berpikir 
secara teratur menurut urutan yang tepat atau berdasarkan 
hubungan sebab akibat.  Ia menyusun cara berpikir yang 
teratur dalam satu sistem, sehingga intisari dari pada 
logikanya adalah berbentuk silogisme, yaitu tata cara 
mengambil kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan ini 
Aristoteles menggunakan metode deduksi yaitu cara 
mengambil kesimpulan dari persoalan-persoalan yang 
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umum dengan memberikan pengertian guna menarik 
kesimpulan yang khusus. 

Ajaran metafisikanya, adalah bahwa ide itu bersifat 
umum dan ril dan tidak bereksistensi dengan dunia 
pengalaman.  Ide ada asas atau imanen yang berada dalam 
benda itu sendiri yang terdiri dari materi dan bentuk yang 
terpisah. Oleh karena itu hakikat yang dimaksud tidaklah 
bersifat umum tetapi khusus.  

Dunia idea pada dasarnya adalah dunia realitas yang 
dapat dijangkau oleh panca indera yang penuh dengan 
keanekaragaman yang selalu berubah-ubah (hule dan morfe). 

Perinsip Aristoteles bahwa mustahil benda itu 
menggerakkan dirinya sendiri dan mustahil pula adanya 
penggerak yang jumlahnya tidak terhingga karena tidak 
dapat menimbulkan adanya gerakan. Tiap-tiap yang 
bergerak adalah menunjukan adanya perubahan dari apa 
yang ada sebagai potensi kepada yang ada secara terwujud. 

Alam ini tidak diciptakan, karena suatu yang 
diciptakan berarti sesuatu yang asalnya “tiada” karena itu 
alam ini berasal dari yang tiada tetapi memang sudah ada 
hule-nya. Jadi “alam ini digerakkan saja oleh penggerak 
utama yang tidak digerakkan oleh penggerak lain kecuali 
penggerak pertama. Penggerak pertama yang menyebabkan 
gerak abadi, Ia sendiri tidak digerakkan karena bebas dari 
materi. Dari perspektif Islam Penggerak yang dimaksud 
adalah Yang Esa, dialah Tuhan. Dari sini dapat dilihat titik 
temu antara konsep ketuhanan Aristoteles dengan konsep 
ketuhanan dalam Islam, yaitu Hua al-awwal wa al akhir wal 
dhahiru wal baathin wa hua bi kulli syai in aliim. 

Filsafat etika Aristoteles adalah menyangkut estetika 
atau keindahan yang tertinggi yang dapat diperoleh dengan 
kesusilaan. Kesusilaan ini dapat diperoleh melalui 
keutamaan, guna untuk mendapatkan kebahagiaan yang 
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merupakan tujuan akhir yang akan dicapai. Untuk mencapai 
kebahagiaan yang hakiki yaitu memadukan kebahagiaan 
jasmani dan rohani. Sebab itu manusia harus berpikir senang 
karena kesusilaan itu terletak pada pemikiran murni. 

Negara menurut Aristoteles bukanlah berasal dari 
inisiatif suatu golongan, tetapi negara merupakan kodrat 
manusia itu sendiri karena sesungguhnya manusia adalah 
makhluk politik (zon-politicon). 

Apabila dilihat dari pengaruh filsafat Aristoteles 
maka dapat memberikan nilai positif antara lain, 
menganjurkan untuk berpikir secara positif, runtut, dan 
sistematis untuk mengambil kesimpulan yang benar dan 
teratur. Dapat menambah pandangan dan cakrawala yang 
luas agar tidak berpikir sempit dan tertutup. Dapat 
memberikan latihan penelitian dan pengkajian yang akan 
mendapatkan kesimpulan mengenai sesuatu hal yang 
komprehensif. 

Bila dianalisis secara obyektif filsafat Aristoteles, ia 
mendahulukan teoritis dari pada praktis. Pendapatnya 
mengenai fisika dan metafisika bahwa ide bersifat umum 
dan ril dan tidak bereksistensi dengan dunia pengalaman. 
Bentuk merupakan esensi suatu benda dan ide adalah asas 
yang berada dalam benda itu sendiri. Pengetahuannya 
tentang wujud Tuhan masih bersifat semu. 

Aristoteles membedakan 4 macam penyebab 
sehingga terjadinya sesuatu kejadian yakni: 

a. Penyebab efisien (efficient cause), merupakan sumber 
kejadian, melalui faktor-faktor yang menjalankan 
kejadian. Misalnya: Tukang kayu yang membuat 
kursi; 

b. Penyebab final (final cause) tujuan yang merupakan 
arah sebuah kejadian. Misalnya: kursi dibikin untuk 
diduduki; 
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c. Penyebab material (material cause) merupakan bahan 
darimana benda tersebut dibuat. Misalnya: Kayu 
merupakan bagian kursi; 

d. Penyebab formal (formal cause) merupakan bentuk 
yang menyamai bahan. Misalnya: Bentuk kursi 
membedakan dengan lemari; 

 
C. Dinamika Pemikiran Filsafat 

Sebagaiman ilmu lainnya filsafat memiliki cabang-
cabang yang berkembang sesuai dengan persoalan filsafat 
yang dikemukakannya. Filsafat timbul karena adanya 
persoalan-persoalan yang dihadapi manusia. Persoalan-
persoalan tersebut kemudian di upayakan pemecahannya 
oleh para filsuf secara sistematis dan rasional. Maka 
muncullah cabang-cabang filsafat tersebut dan berkembang 
terus sesuai dengan pemikiran dan problema yang dihadapi 
oleh manusia. 

Cabang-cabang filsafat yang tradisional terdiri atas 
empat yaitu: logika, metefisika, epistemologi dan etika. (lihat 
Titus, 1984:17), Maka untuk mempermudah pemahaman kita 
perlu diutarakan cabang-cabang filsafat yang pokok: 

i. Metafisika: yang berkaitan dengan persoalan tentang 
hakikat yang ada (segala sesuatu yang ada). 

ii. Epistemologi: yang berkaitan dengan persoalan 
hakikat pengetahuan. 

iii. Metodologi: yang berkaitan dengan persoalan hakikat 
metode ilmiah. 

iv. Logika: yang berkaitan dengan persoalan 
penyimpulan. 

v. Etika: yang berkaitan dengan persoalan moralitas. 
vi. Estetika: yang berkaitan dengan persoalan keindahan. 
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1. Metafisika 
Metafisika semula digunakan untuk menunjukkan 

karya-karya tertentu Aristoteles. Istilah ‘metafisika’ berasal 
dari bahasa Yunani meta physika, yang berarti hal-hal yang 
berada sesudah (dibalik) fisika. Istilah tersebut dapat 
didefinisikan sebagai ilmu tentang telaah tentang segala 
sesuatu yang mendalam atau sifat yang terdalam dari 
kenyataan (ultimate nature). Bilamana dibandingkan denga 
ilmu fisika yaitu yang mempelajari gejala-gejala benda fisik, 
ilmu biologi yang mempelajari gejala fisis dari dari mahluk 
hidup, maka metafisika mempelajari dan membahas tentang 
keberadaan segala sesuatu benda fisis dari segi hakikatnya 
yang terdalam. 
Metafisika dibagi menjadi dua cabang yaitu: ontology dan 
kosmologi.  Dengan lain perkataan ontologi membahas asas-
asas rasional dari kenyataan (Kattsoff, 1986: 76). Adapun 
kosmologi membahas tentang hakikat alam semesta sebagai 
suatu sistem yang teratur. Persoalan-persoalan metafisika 
dapat dirinci menjadi tiga macam persoalan: 

i. Ontologi: misalnya apakah artinya hal yang ada 
(being)? Apakah sifat dasar dari hal yang ada? 
Bagaimana penggolongan dari hal yang ada? 

ii. Kosmologi: misalnya, apakah ruang itu? Apakah 
waktu itu? Apakah jenis tata tertib yang ada dalam 
alam semesta itu? 

iii. Antropologi: misalnya apakah hakikat hubungan 
badan dan jiwa tersebut, manusia itu bersifat bebas 
ataukah tidak bebas? Bagaimanakah hakikat 
perbedaan mahluk hidup manusia dengan mahluk 
hidup yang lainnya. 
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Cabang metafisika menimbulkan aliran-aliran filsafat sebagai 
berikut: 

a. Segi kwantitas 
Dipandang dari kwantitas yaitu berapa banyak 

susunan kenyataan yang sedalam-dalamnya tersebut, maka 
timbul aliran-aliran filsafat antara lain: ada yang bersifat 
saling berhubungan, ada yang berdiri sendiri-sendiri dan ada 
yang merupakan gabungan. 

1) Monisme 
Monisme adalah aliran filsafat yang menyatakan 

bahwa hanya ada satu kenyataan yang terdalam (yang 
fundamental). Kenyataan terseut dapat berupa jiwa, materi, 
Tuhan atau substansi lainnya yang tidak dapat diketahui. 

Tokoh-tokoh aliran monisme adalah: 
Thales (625-545), yang menyatakan bahwa kenyataan 

yang terdalam adalah substansi yaitu :air. 
Anaximander (610-647), yang menyatakan bahwa yang 

merupakan kenyataan yang terdalam adalah apeiron. 
Apeiron yaitusesuatu hal yang tanpa batas, tak dapat 
ditentukan, dan tidak mempunyai persamaaan dengan salah 
satu benda di dunia. 

Anaximenes (585-528 SM), yang menyatakan bahwa 
yang merupakan unsur kenyataan yang sedalam-dalamnya 
adalah udara. 

2) Dualisme 
Dualisme atau (serba dua) adalah aliran yang 

menyatakan adanya dua substansi pokok yang masing-
masing berdiri sendiri-sendiri. 

Tokoh-tokoh aliran dualism adalah: 
Plato (428-348 SM), yang membedakan dua dunia 

yaitu dunia indra dan dunia intelek. 
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Rene Descartes (1596-1650), yang membedakan adanya 
substansi pemikiran dan substansi perluasan. 

Leibniz (1946-1716), yang membedakan adanya dua 
dunia yaitu dunia sesungguhnya dan dunia mungkin. 

Immanuel Kant (1724-1804), yang membedakan 
adanya dunia hakiki (noumena) dan dunia gejala (phenomena). 

3) Pluralisme 
Pluralisme atau serba ganda, yaitu aliran filsafat yang 

tidak mengakui adanya atau substansi atau hanya dua 
substansi melainkan mengakui adanya banyak substansi. 

Tokoh-tokoh pluralism yaitu: 
Empedokles (490430 sm) yang menyatakan bahwa 

hakikat kenyataan terdiri atas empat unsur yaitu : udara, api, 
air, dan tanah. 

Anaxagoras (500-428 SM) yang menyatakan tidak 
terhitung banyaknya, sejumlah sifat benda dan semuanya itu 
dikuasai oleh suatu modus (yaitu dzat yang paling halus 
yang memiliki sifat pandai bergerak dan mengatur). 

b. Dari segi kwalitas 
Dipandang dari segi kwalitas yaitu dipandang dari 

sifatnya maka terdapat beberapa aliran filsafat sebagai 
berikut: 

1) Spritualisme 
Spritualisme adalah aliran filsafat yang menyatakan 

bahwa kenyataan yang terdalam alam semesta adalah roh. 
Tokoh-tokoh aliran spritualisme yaitu: 
Plato (430-348 sm), yang menyatakan bahwa idea atau 

cita adalah gambaran asli segala benda. Semua yang berada 
di dunia ini hanyalah merupakan penjelmaan atau bayangan 
saja. Idea atau cita tersebut tidak dapat di tangkap dengan 
indra tetapi dapat dipikirkan 
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Leibniz (1646-1716), yang menyatakan bahwa monade 
adalah suatu yang bersahaja, tidak menempati ruang, tidak 
berbentuk, sifatnya yang terutama adalah gerak, 
menganggap dan berpikir. 

2) Materialisme 
Materialisme adalah aliran filsafat yang menyatakan 

bahwa tidak ada hal yang nyata kecuali materi. Pikiran dan 
kesadaran adalah hanya penjelmaan dari materi dan dapat 
dikembalikan pada unsur-unsur fisis. Yang dimaksud 
dengan materi adalah sesuatu hal yang kelihatan, berbentu, 
menempati ruang,. Hal-hal yang bersifat rohaniah seperti 
pikiran, jiwa, keyakinan, rasa sedih dan senang tidak lain 
hanyalah ungkapan proses kebendaan. 

Tokoh aliran Materialisme adalah: 
Demokritos (460-370 SM), yang menyatakan alam 

semesta tersusun ats atom-atom kecil yang mempunyai 
bentuk dan badan. Atom-atom ini mempunyai sifat yang 
sama, perbedaannya hanya mengenai besar, bentuk dan 
letaknya.Menurutnya jiwa tersebut juga terdiri dari atom, 
hanya atom jiwa itu lebih kecil. 

Thomas Hobbes (1588-1679), yang menyatakan bahwa 
segala sesuatu yang terjadi di dunia merupakan gerak dari 
materi, dalam hal ini termasuk juga pikiran, perasaan, 
semuanya adalah gerak materi belaka. Karena segalanya 
terjadi dari materi, maka menurut Hobbes filsafat sama 
dengan ilmu yang mempelajari materi. 

c. Dari segi proses 
Dipandang dari segi prosesnya, kejadian maupun 

perubahannya, maka terdapat aliran-aliran filsafat sebagai 
berikut: 
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1) Mekanisme 
Mekanisme berasal dari bahasa Yunani mechane 

(mesin). Menurut aliran ini semua gejala atau pristiwa 
seluruhnya dapat diterangkan berdasarkan pada asasi-asas 
mekanis (mesin). Semua pristiwa adalah hasil dari materi 
yang bergerak dan dapat diterangkan dengan hukum-
hukumnya. Alam dianggapnya seperti mesin yang fungsi 
keseluruhannya adalah di tentukan oleh bagiannya secara 
otomatis. 

Tokoh-tokohnya antara lain: 
Leucippus dan Demokritus (460-370 SM), yang 

menyatakan bahwa alam dapat diterangkan berdasarkan 
atom-atom yang bergerak dan kosong. Pandangan ini dianut 
juga oleh Galileo (1564-1641). 

Republik Descartes ( 1596-1650), yang menyatakan 
bahwa hakikat materi adalah perluasan (extension) dan 
semua gejala fisik dapat diterangkan dengan hukum-hukum 
mekanis. 

2) Teleologis 
Telelogis atau serba tujuan , aliran ini tidak 

mengingkari hukum sebab akibat, tetapi berpendirian bhwa 
yang berlaku dalam kejadian alam bukanlah hukum sebab 
akibat tetapi awal mulanya memang ada sesuatu kemauan, 
atau kekuatan yang mengarah pada satu tujuan. 

Tokoh-tokoh aliran ini antara lain: 
Plato (428-348 SM), membedakan antara idea tau jiwa 

dengan materi di dalam alam idea yang berkuasa adalah 
tujuan (goal adapun dalam alam materi yang berlaku adalah 
hukum sebab-akibat. 

Aristoteles (384-322) SM) ia termasuk dalam aliran 
teleologis namun juga dapat dimasukkan dalam aliran 
mekanistis dalam ajaran filsafatnya. Menurut Aristoteles 
untuk memahami kenyataan yang sesungguhnya kita harus 
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memahami adanya empat macam sebab, yaitu sebab bahan 
(causa materialis), sebab bentuk (causa formalis), sebab kerja (causa 
effisien), dan  sebab tujuan (causa finalis). 

3) Vitalisme 
Vitalisme menyatakan bahwa hidup tidak dapat 

dijelaskan secara fisik-kimiawi, karena berbeda dengan 
segala sesuatu yang tidak hidup. 

Tokoh-tokoh aliran ini antara lain: 
Hans Adolf Eduard Driesch (1867-1940), ia menyatakan 

bahwa setiap organism memiliki entechy, yaitu dalam hidup 
bekerja suatu asas khusus tersendiri yang disebut asas hidup, 
yang menurut Driesch adalah entelechy dan menurut Henri 
Bergson (1859-1941) disebut elan vital. 
 

2. Epistemologi 
Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme 

(pengetahuan). Secara umum epistemology adalah cabang 
filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan 
manusia, yaitu tentang sumber, watak, dan kebenaran 
pengetahuan. Terdapat tiga persoalan pokok dalam 
epistemologi yaitu: 

i.     Apakah sumber-sumber pengetahuan? Dari 
manakah pengetahuan yang benar itu datang? 

ii. Apakah watak dari pengetahuan? Adakah dunia 
yang real di luar akal dan kalau ada dapatkah kita 
mengetahui? Ini adalah problem penampilan 
(appearance) terhadap realitas 

iii. Apakah pengetahuan kita itu benar (valid)? 
Bagaimana kita membedakan kebenaran dan 
kekeliruan? Ini adalah problem menguji kebenaran 
(verification) (Titus, 1984: 20,21). 

Aliran-aliran dalam bidang pengetahuan adalah sebagai 
berikut: 
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a. Rasionalisme 
Aliran rasionalisme berpendapat bahwa semua 

pengetahuan bersumber pada akal pikiran atau ratio.  
Tokoh-tokohnya antara lain sebagai berikut:  
Rene Descartes (159-16500, ia membedakan adanya 

tiga idea yaitu: innate ideas (ide bawaan) yang telah ada sejak 
lahir, adventitious ideas, yaitu ide-ide yang berasal diluar 
manusia, dan idea yang dihasilkan oleh pikiran itu sendiri 
yaitu disebut faktitious ideas. 

b. Empirisme 
Empirisme adalah aliran yang berpendirian bahwa 

semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman 
indra. Indra memperoleh pengalaman (kesan-kesan) dari 
alam empiris, selanjutnya kesan-kesan tersebut terkumpul 
dalam dirimanusia sehingga menjadi pengalaman. 

Tokoh-tokoh empiris antara lain adalah sebagai 
berukut: 

John Locke (1632-1704), menurutnya pengalaman 
dapat dibedakanmenjadi dua macam yaitu: pengalaman luar  
(sensation) dan pengalaman dalam  batin  (reflection). Kedua 
pengalaman tersebut merupakan idea-idea sederhana, yang 
kemudian dengan proses asosiasi membebentuk idea yang 
lebih kompleks (Haru Hadiwijino,: lihat Ali Mudhofir:48). 

David Hume berpendapat bahwa, idea-idea yang 
kompleks dibentuk dari kombinasi dari idea-idea yang 
sederhana atau dari kesan-kesan yang kompleks. Aliran ini 
kemudian berkembang dan memiliki pengaruh yang sangat 
besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada abad 
19 dan abad 20. 

c. Realisme 
Realisme yaitu suatu aliran filsafat yang menyatakan 

bahwa objek-objek yang kita cerap lewat indra adalah nyata 
dalam diri objek tersebut. Objek-objek tersebut tidak 
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tergantung pada subjek yang mengetahui sofat dasar dunia 
tersebut. Dunia telah ada sebelum pikiran menyadari serta 
akan tetap ada setelah pikiran berhenti menyadari. 

Tokoh-tokoh aliran realism antara lain: 
Aristoteles (384-322 sm), berpendapat realitas berada 

dalam benda-benda kongkrik atau dalam proses-proses 
perkembangannya. Dunia yang nyata adalah dunia yang kita 
cerap. Bentuk (form) atau idea atau prinsip keteraturan dan 
material tidak dapat dipisahkan. Kemudian aliran realism 
berkembang terus dan kemudian berkembanglah aliran 
realism baru, yang tokoh-tokohnya sebagai berikut: George 
Edward Moore, Betrand Russell, sebagai reaksi terhadap aliran 
realisme, subjektivisme dan absolutism. 

d. Kritisisme 
Kritisisme yang menyatakan bahwa akal menerima 

bahan-bahan pengetahuan dari empiri (yang meliputi indra 
dan pengalaman). Kemudian akal menempatkan, mengatur 
dan menertibkan dalam bentuk-bentuk pengamatan yakni 
ruang dan waktu. Pengamatan merupakan permulaan 
pengetahuan sedangkan pengolahan akal merupakan 
pembentuknya. Tokoh-tokohnya antara lain : 

Immanuel Kant (1724-1804)). Aliran kritisisme Kant ini 
menyatakan mensintesakan antara rasionalisme dan 
empirisme (Lihat Ali Mudhofir, 1985:52). 

e. Positivisme 
Positivisme dengan tokohnya Auguste Comte yang 

memilki pandangan sebagai berikut: sejarah perkembangan 
pemikiran umat manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga 
tahap yaitu: 

Tahap pertama: tahap teologis yaitu manusia masih 
percaya dengan pengetahuan atau pengenalan yang mutlak. 
Manusia pada tahap ini masih dikuasai oleh takhayul-
takhayul,sehingga subjek dengan objek tidak bias dibedakan. 
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Tahap kedua adalah tahap metafisis, yaitu pemikiran 
manusia berusaha memahami dan memikirka kenyataan, 
akan tetapi belum mampu dibuktikan denga fakta. 

Tahap ketiga, yaitu tahap positif yang ditandai dengan 
pemikiran manusia untuk menemukan hukum-hukum dan 
saling hubungan lewat fakta. (Harun Hadiwijono, 1983:110; 
bandingkandengan Ali Mudhofir, 1985:52) 

f. Skeptisisme 
Skeptisisme, yang menyatakan bahwa pencerapan 

indra adalah bersifat menipu atau menyesatkan. Namun 
pada zaman modern berkembang menjadi skeptisme metodis 
(sistematis) dengan mensyaratkan adanya bukti sebelum 
suatu pengetahuan diakui benar. Tokohnya adalah Rene 
Descartes (1596-1650). 

g. Pragmatisme 
Pragmatis, aliran ini tidak mempersoalkan tentang 

hakikat pengetahuan namun mempertanyakan tentang 
pengetahuan dengan manfaat atau guna dari pengetahuan 
tersebut. Dengan lain perkataan kebenaran pengetahuan 
hendaklah dikaitkan dengan manfaat dan sarana bagi suatu 
perbuatan. Tokoh-tokoh pragmatisme antara lain : C.S. Pierce 
(1839-1914), yang menyatakan bahwa yang terpenting adalah 
manfaat apa (pengaruh apa) yang dapat dilakukan suatu 
pengetahuan dalam suatu rencana. Pengetahuan kita 
mengenai sesuatu hal tidak lain merupakan gambaran yang 
kita peroleh mengenai akibat yang dapat kita saksikan (Ali 
Mudhofir, 1985:53). 

3. Metodologi 
Cabang filsafat tentang metodologi adalah membahas 

tentang metode terutama dalam kaitannya dengan metode 
ilmiah. Hal ini sangat penting dalam ilmu pengetahuan 
terutama dalam proses perkembangannya.Misalnya metode 
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ilmiah dalam ilmu sejarah, dalam ilmun sosiologi, dalam 
ilmu ekonomi dan lain sebagainya. Metodologi 
membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
kegiatan ilmiah misalnya sifat obserfasi, hipotesis, hukum, 
teori, susunan eksperimen dan sebagainya (Kattsoff, 1986:73). 
Ilmu pengetahuan hanya menerapkan metode. Sedangkan 
filsafat mengkaji dan mengembangkan metode yang ada 
dalam suatu ilmu tertentu. 

4. Logika 
Logika adalah ilmu yang mempelajari pengkajian 

yang sistematis tentang aturan-aturan untuk menguatkan 
sebab-sebab mengenai kesimpulan (Titus, 1984:18). Logika 
pada hakikatnya mempelajari teknik-teknik untuk 
memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan-bahan 
tertentu, atau dari suatu premis-premis tertentu.  Logika 
disebut juga sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan 
yang benar (lihat Katsof, 1985:72). Logika dibagi menjadi dua 
macam yaitu logika deduktif  dan  logika induktiif. 

 Logika deduktif  berusaha untuk menemukan suatu 
aturan-aturan yang dapat dipergunakan untuk menarik 
suatu kesimpulan yang bersifat keharusan dari premis-
premis tertentu. 

Logika induktif, mencoba untuk menarik suatu 
kesimpulan dari sifat-sifat seperangkat bahan yang diamati. 
Hal itu dapat diperhatikan dalam ketentuan sebagai berikut: 

a. Dari suatu perangkat fakta yang diamati secara 
khusus menuju kepada suatu pernyataan yang 
bersifat umum, mengenai semua fakta bercorak 
demikian. 

b. Dari suatu perangkat akibat tertentu menuju kepada 
sebab dan akibat-akibat tersebut. Hal ini dapat dilihat 
dan diamati pada proses bekerjanya ilmu 
pengetahuan dalam menemukan dalil-dalil, aksioma-
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aksioma, maupun prinsip-prinsip dalam suatu ilmu 
terutama ilmu-ilmu alam. 

5. Etika 
Etika juga disebut filsafat moral yang membahas tentang 

tentang moralitas. Etika membicarakan tentang 
pertimbangan-pertimbangan tentang tindakan-tindakan baik 
dan buruk, susila dan tidak susila, etis dan tidak etis dalam 
hubungan antar manusia. Etika dapat dikelompokkan 
menjadi tiga macam: 

a. Etika deskriptif : yaitu berusaha menjelaskan 
pengalaman moral dengan cara deskriptif. 
Misalnya pertimbangan tentang nilai, 
pertimbangan tentang kebaikan dan keburukan, 
susila dan tidak susila dalam kaitannyan dengah 
tingkah laku manusia dalam hubungannya 
dengan manusia lain. 

b. Etika normatif : yaitu membahas tentang 
pertimbangan yang dapat diterima tentang apa 
yang harus ada dalam pilihan dan penilaian. 
Keharusan moral merupakan masalah pokok 
(moral ought). Pertimbangan tentang kewajiban 
dan keharusan melakukan tindakan tertentu. 

c. Metaetika : yang menekankan pada analisis, istilah, 
bahasa yang dipakai untuk membenarkan 
tindakan-tindakan dan pernyataan-pernyataan 
etika. Misalnya ‘apakah arti baik itu?; ‘apakah 
penilaian moral dapat dibenarkan ? (Titus, 
1984:21, 22) 

Aliran-aliran dalam bidang etika adalah sebagai 
berikut: 

1). Idealisme, suatu sistem moral dapat disebut 
idealism etis, antara lain mengakui hal-hal sebagai 
berikut: 
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- Adanya suatu nilai-nilai, asas-asas moral, 
atau aturan-aturan untuk bertindak. 

- Lebih mengutamakan pada hal yang bersifat 
spiritual (kerohanian) (mental) dari pada 
hal-hal yang bersifat indrawi. 

- Lebih mengutamakan kebebasan moral dari 
pada ketentuan-ketentuan kejiwaan atau 
alami. 

- Lebih mengutamakan hal yang umum dari 
pada hal yang khusus. 

Tokoh-tokoh idealism dalam etika adalah : 
Immanuel Kant  (1724-1804), yang alirannya 
juga disebut deontologisme formalistic atau 
formalism. 

2). Etika teleology, yang menyatakan bahwa 
kebaikan suatu tindakan sepenuhnya 
bergantung pada suatu tujuan (end), atau 
suatu hasil baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Yang termasuk etika teleology 
adalah ultitarianisme. 

3). Hedonisme, aliran ini menyatakan bahwa 
kebahagiaan yang didasarkan pada suatu 
kenikmatan (pleasure), adalah merupakan 
suatu tujuan dari tindakan manusia. Oleh 
karena itu tindakan manusia ukuran baik dan 
buruk, etis dan tidak etis senantiasa 
didasarkan pada suatu tujuan kenikmatan 
manusia adalah baik. Aliran ini dalam akhir 
abad 18 dihidupkan oleh Jeremy Bentham. 

4). Ultilatialisme, aliran ini menyatakan bahwa 
tindakan yang baik adalah tindakan yang 
menimbulkan jumlah yang sebanyak-
banyaknya kenikmatan atau kebahagiaan 
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dalam dunia (ini disebut asas kegunaan 
principle of utility). Aliran ini dikembangkan 
oleh Bentham dan Mill bersaudara.  

5).  Intuisionisme, aliran ini berpandangan bahwa 
jenis-jenis tindakan dapat diketahui baik atau 
buruk secara langsung tanpa memikirkan nilai 
yang terdapat dalam akibat-akibat dari 
tindakan tersebut. Tokoh-tokohnya antara 
lain, H.A Prichard. E.F. Carrit, W.d. Ross. 

 
6. Estetika 

Estetika adalah cabang filsafat yang membahas 
tentang keindahan. Estetika membicarakan tentang definisi, 
susunan, dan peranan keindahan, terutama dalam seni 
(Kattsoff, 1986:81). Kata ‘estetika’  berasal dari bahasa Yunani 
‘aesthetikaos’,  yang artinya bertalian dengan pencerapan 
(pengindraan). Masalah-masalah estetika antara lain, apakah 
fungsi keindahan dalam hidup kita? Apakah keindahan itu? 
Apakah hubungan antara yang indah dengan yang baik? 
Dan lain sebagainya. 

Selain itu pada perkembangan berikutnya filsafat 
berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban 
manusia, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Maka 
muncullah cabang-cabang filsafat yang baru yang sering kali 
di istilahkan dengan filsafat khusus, antara lain sebagai 
berikut: 

a. Filsafat hukum 
Yaitu membahas tentang hakikat hukum. 

b. Filsafat bahasa 
Yaitu membahas tentang hakikat bahasa. 

c. Filsafat sosial 
Yaitu membahas tentang interaksi manusia dalam 
masyarakat. 
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d. Filsafat ilmu 
     Yaitu membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan. 
e. Filsafat politik 
     Yaitu membahas tentang hakikat masyarakat dalam 

negara dengan segala  aspeknya. 
f. Filsafat kebudayaan 
     Yaitu membahas tentang hakikat kebudayaan. 
g. Filsafat lingkungan 

Yaitu membahas tentan hubungan manusia dengan 
lingkungannya dan masih banyak lagi cabang filsafat 
khusus yang lainnya. 

 
D. Filsafat, Ilmu Pengetahuan dan Agama 

1. Filsafat dan Ilmu pengetahuan 
Dalam memahami pengertian filsafat dan 

perbedaanya dengan ilmu pengetahuan yang lainnya, 
Kattsoff melukiskannya dengan kalimat yang sederhana, 
bahwa filsafat “bukanlah membuat roti”. Analog ini 
sebenarnya memberikan gambaran pengertian pada kita 
bahwa sebenarnya ilmu filsafat adalah bukan suatu ilmu 
praktis, bukan ilmu terapan seperti ilmu terapan seperti ilmu 
membuat mesin pesawat, sepeda motor dan lain 
sebagainya.Selain itu dalam kehidupan ilmiah banyak terjadi 
kesalahan pengertian sains. Hal ini kiranya kurang tepat 
sebab kalau demikian maka berarti ilmu-ilmu lainnya seperti 
ilmu sosial, ilmu bahasa, ilmu ekonomi, ilmu sastra dan 
lainnya apakah bukan merupakan ilmu. Dengan demikian 
perlu dibedakan pengertian filsafat dan ilmu filsafat. Hal ini 
analog dengan pengertian sastra dan ilmu sastra (lihat theo).  

Selain itu masih terdapat berbagai macam perbedaan 
dan persamaan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Hal itu 
antara lain dapat dirinci persamaannya sebagai berikut: 
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a. Baik ilmu maupun filsafat keduanya merupaka 
pengetahuan manusia. 

b. Baik ilmu maupun filsafat keduanya berpangkal pada 
akal manusia untuk mencapai suatu kebenaran. 

c. Filsafat sebagai suatu ilmu (yaitu ilmu filsafat) 
dengan ilmu pengetahuan keduanya memiliki syarat-
syarat ilmiah yaitu memiliki objek, metode, sistematis, 
serta memiliki kriteria kebenaran. 

d. Baik ilmu maupun filsafat keduanya merupakan 
suatu sistem pengetahuan manusia yang bersifat 
rasionaldan sistematis. 
Adapun perbedaannya : 

a. Filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan. Maka 
perumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan 
sangat ditentukan oleh filsafat, prinsip metodenya, 
aksioma maupun dalil-dalil yang diturunkan pada 
ilmu dikembangkan oleh filsafat; adapun ilmu tidak 
membahas tentang prinsip metode serta dalilnya 
sendiri (lihat Van Melsen, 1985:10). 

b. Filsafat bersifat refleksif , yaitu mempertanyakan dan 
membahas tentang objek termasuk filsafat itu sendiri 
adapun tidak bersifat refleksif. 

c. Filsafat membahas segala sesuatu secara menyeluruh 
dan universal sedangkan ilmu hanya membahas pada 
gejala-gejala yang sangat khusus dan dan dari sudut 
pembahasan yang sangat khusus pula. 

d. Filsafat bersifat spekulatif, artinya mengajikan 
dugaan-dugaan yang rasional yang melampaui batas-
batas fakta. Spekulatif dilakukan dengan cara 
penyatupaduan dari semuapengetahuan, pemikiran 
dan pengalaman manusia menjadi satu pandangan 
yang komprehensif, adapun ilmu pengetahuan hanya 
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menjelaskan fakta, mendeskripsikan fakta dalam 
segala hubungannya. 

e. Ilmu hanya menjelaskan fakta terutama fakta empiris, 
sedangkan filsafat memahami, menginterpretasikan 
dan menafsirkan fakta secara rasional. 

f. Filsafat membahas objek secara menyeluruh baik 
meliputi gejala empiris maupun nonempiris, adapun 
ilmu hanya membahas gejala-gejala empiris saja dan 
bersifat khusus. 
Selain persamaan dan perbedaan tersebut ilmu 

pengetahuan dan filsafat terdapat saling hubungan yang 
tidak mungkin dapat dipisahkan yaitu filsafat merupakan 
induk ilmu pengetahuan. Hal itu berarti segala prinsip-
prinsip yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan sangat 
ditentukan oleh filsafat.  

2. Filsafat sebagai Ilmu Kritis 
Tradisi akademik acapkali diidentikkan dengan 

prilaku serta tindakan yang berlandaskan prinsip akademik. 
Institusi akademik adalah perguruan tinggi atau universitas 
yang perhatian segenap komponennya tersedot oleh 
pertimbangan kritis. Pertimbangan kritis ini terutama sekali 
harus tercermin dalam kegiatan penelitian dan pendidikan 
sebagai bagian pokok darma perguruan tinggi. Sikap kritis 
terhadap dirinya sendiri termasuk hakekat filsafat. Filsafat 
memang harus mencari jawaban-jawaban tetapi jawaban-
jawaban tidak pernah abadi. Karena itu filsafat tak pernah 
selesai dan tak pernah sampai  pada akhir sebuah masalah. 
Apa yang sering dianggap sebagai kelemahan, yaitu bahwa 
filsafat dalamabad ke-20 ini masih sibuk dengan problem-
prong lalu blem sama seperti yang sudah dipersoalkan 2500 
tahun yang lalu ternyata membuktikan bahwa filsafattetap 
setia kepada “metodenya” sendiri. Masalah-masalah filsafat 
tidak pernah dapat selesai, justru karena bersifat filsafat. 
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Masalah-masalah filsafat adalah masalah manusia sebagai 
manusia,dan karena manusia di satu fihak tetap 
manusia,tetapi dilain fihak berkemban dan 
berubah,masalah-masalah baru filsafat adalah masalah-
masalah lama manusia.  

Dalam hal ini secara prinsipiil pemilihan metode 
tidak penting –asal metode yang dipilih 
dipertanggungjawabkan dan terbuka bagi kritik. 
Pemutlakan satu metode akan merupakan kematian filsafat 
sebagai ilmu kritis karena akan at perlu diputuskan apakah 
filsafat harus lebih dilihat sebagai “ilmu pengetahuan 
sekunder”atau metascience sebagaimana menjadi metode 
dalam filsafat Anglosaksonian selama 60 tahun pertama 
abad ini, atau menjadi “ajaran kebijaksanaan” sebagaimana 
menjadi  tradisi dominan di Eropa kontinental sejak jaman 
yunani-asal filsafat itu tetap menantang dan 
ditantnag,menuntutpertanggungjawaban dan dituntut 
untuk mempertanggungjawabkan diri 
sendiri,mengusahakan pendalaman suatu permasalahan, 
menggali dasar-dasar masalah yang menjadi kesibukannya, 
termasuk usahanya sendiri.  

Dengan demikian filsafat adalah seni kritik. Bukan 
seakan-akan ia membatasi diri pada destruksi,atau seakan-
akan takut untuk membawa pandangan positifnya sendiri. 
Melainkan kritis dalam arti bahwa filsafat tidak pernah puas 
diri,tidak pernah membiarkan  sesuatu sebagai sudah 
selesai,tidak pernah memotong perbincangan,selalu 
bersedia, bahkan senang, untuk membuka kembali 
perdebatan,selalu dan secara hakiki bersifat dialektis dalam 
arti bahwa setiap kebenaran menjadi lebih benar dengan 
setiap putaran tesis-antitesis dan antitesisnya antitetis. 
Filsafat bersifat kritis juga apabila ia membangun suatu 
gedung teoritis, seperti misalnya diperlihatkan dengan 
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begitu mengasyikkan oleh Hegel. Filosof pembangun sistem 
terbesar yang sekaligus berhasil untuk merumuskan sifat 
dialektis yang hakiki bagi segenap filsafat sejati. filsafat 
secara hakiki memerlukan dan menyenangi debat (dan di 
sini terletak perbedaananya dengan ajaran kebijaksanaan 
”guru” filsafat adalah usaha ratio mansia dan karena itu 
sikap-sikap semi-religius tidak pada tempatnya di 
dalamnya.dan dalam merentangkan diri pada masalah-
masalah yang paling dasarpun filsafat masih senang 
bertengkar, bercorak nakal, duniawi dan sering). 

a. Nalar Logis dalam Filsafat 
Perubahan dalam kehidupan manusia dan 

tantangan-tantangan baru sebagai dampak kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi mendorong manusia untuk 
mencari solusi setiap permasalahan yang muncul. Manusia 
pada umunya mendambakan kehidupan damai dan sejahtra 
antarsesama, walaupun terdapat perbedaan sistem sosial 
dan plitik, kebudayaan, peradaban, pendidikan, maupun 
pandangan hidup. 

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan 
teknologi didukung oleh-penemuan-penemuan baru yang 
diawali dengan berbagai percobaan dan penelitian oleh para 
ilmuwan baik perorangan maupun kelompok dari lembaga 
pemerintah maupun sewasta yang memiliki kepedulian 
terhadap penelitian dan pengembangan, dengan metode 
pendekatan dan cara penelitian masing-masing. Penggunaan 
metodologi dengan cermat dan sistematis guna menemukan 
informasi ilmiah maupun teknologi yang baru untuk 
membuktikan kebenaran hipotesis, agar dapat dirumuskan 
teori atau proses gejala alam atau sosial (Wahono, 1994). 

Ilmu pengetahuan dewasa ini sering dipandang 
sebagai proses, produk, dan paradogma etika. Sebagai 
proses, ilmu pengetahuan merupakan sebuah kegiatan sosial 
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dalam rangka memahami alam semesta beserta seluruh 
isinya baik sebagaimana adanya maupun seharusnya. Oleh 
karena itu perlu metode ilmiah yang menekankan pada 
aspek moralitas, objektivitas, dan kegiatan manusia baik 
perorangan, kelimpok maupun kelembagaan. Sebagai 
prodak berarti bahwa ilmu pengetahuan yang diperoleh 
melalui metode keilmuan itu menjadi milik umum, 
sehingga-hasil-hasilnya yang berupa rumusan-rumusan atau 
pernyataan-pernyataan perlu mendapatkan persetujuan 
masyarakat ilmiah. Begitu pula bahwa kebenaran yang 
ditemukan senantiasa terbuka untuk selalu diuji 
kebenarannya. Sebagai paradigm etika berarti bahwa ilmu 
pengetahuan memiliki seperangkat  nilai antara lain 
universalisme, komunalisme, disinterestedness, dan 
skeptisisme yang terorganisir dalam arti bahwa ilmu tidak 
begitu saja menerima kebenaran akan tetapi perlu dilakukan 
pengujian dan pengkajian. 

Proses terjadinya ilmu pengetahuan yang diawali 
dengan kegiatan penelitian dan pemikiran untuk mencapai 
kebenaran ilmiah. Pemikiran merupakan landasan utama 
melakukan kegiatan ilmiah yang akan menggabungkan 
kemampuan dengan pengalaman dan data yang diperoleh 
selama melakukan kegiatan ilmiah. Faham yang 
menekankan pada peranan akal dalam memperoleh 
pengetahuan adalah rasionalisme. Aliran ini berpendapat 
bahwa sumber pengetahuan manusia yang dapat dipercaya 
adalah akal atau rasio. Ilmu pengetahuan yang memenuhi 
syarat ialah yang diperoleh melalui kegiatan akal. Adapun 
ciri pokok rasionalisme yaitu: 

1) Adanya pendirian bahwa kebenaran-kebenaran yang 
hakiki itu secara langsung dapat diperoleh dengan 
menggunakan akal sebagai sarananya. 
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2) Adanya suatu penjabaran secara logis atau deduksi 
yang dimaksudkan untuk memberikan pembuktian 
seketat mungkin mengenai lain-lain segi dari seluruh 
sisab bidang pengetahuan berdasarkan  atas apa 
yang dianggap sebagai kebenaran-kebenaran hakiki 
tersebut diatas (Koento Wibisono dan Misnal Munir, 
1997: 13). Adapun faham yang menekankan pada 
pengalaman sebagai sumber pengetahuan manusia 
meliputi pengalaman lahir yang menyangkut dunia 
dan pengalaman batin yang menyangkut pribadi 
manusia. Indra manusia memilki peranan besar 
dalam menghasilkan pengetahuan, sedangkan akal 
berfungsi untuk mengatur dan mengola data yang 
terdapat dari pengalaman. Antara Rasionalisme dan 
Empirisme nampaknya terdapat perbedaan yang 
sangat mencolok, sehingga ada usaha untuk 
mempersatukan kedua pandangan tersebut yaitu 
faham kritisisme yang menyatakan bahwa 
pengetahuan itu pada dasrnya adalah hasil yang 
diperolehadanya kerjasama antara bahan-bahan yang 
bersifat pengalaman indrawi yang kemudian diolah 
oleh nakal sehingga terdapat hubungan sebab akibat. 

b. Logika Sebagai Sarana Berpikir Ilmiah 
Kebenaran ilmiah memerlukan dukungan data dan 

fakta yang kemudian diolah secara logis dengan 
memperhatikan metode ilmiah atau metodelogiyang 
digambarkan sebagai the rules of the game dalam ilmu yang 
pada prinsipnya tidak pernah berakhir (Popper, 1993: 103). 
Dalam kajian ilmiah selain diperlukan sikap ilmiah juga 
sarana berpikir ilmiah antara lain : Logika, Bahasa, Statistika 
dan Matematika. 

Logika sebagai salah satu cabang filsafat yang 
membahas pola alur berpikir atau proses penarikan 
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kesimpulan yang valid. Selain itu peranan logika menjadi 
domonan dalam sejak penyusunan proposal penelitian 
sampai pembuatan laporan. Dalam hubungan ini Rene 
Descartes berpendapat bahwa penelitian hendaknya 
melepaskan segala prasangka terhadap yang diketahui 
sehingga tidak mempengaruhi hasil penelitian. Dengan kata 
lain maka penelitian harus rasional sehingga penelitian 
selain ditekankan  pada context of fustification sekaligus 
diarahkan pada context of discovery.  
   Berpikir ilmiah melalui proses penciptaaan 
pengertian, penalaran, dan pengolahan ingatan berdasarkan 
pengalaman dan pengamatannya terhadap lingkungan. 
Dalam upaya pengembangan kemampuan pikiran harus 
dibina secara terus menerus meliputi tiga pemikiran yaitu: 
pemikiran yang cerah, tajam dan lincah (The Liang Je, 1998: 
3-4). Pemikiran yang cerah adalah kegiatan budi rohani yang 
mampu menangkap secara terang aneka persoalan dan 
memahami secara jelas berbagai pengetahuan. Pemikiran 
tajam adalah kegiatan budu rokhani yang mampu melihat 
berbagai kelainan, ketidak selarasan, atau perbedaan yang 
halus, dan cepat melaksanakan langkah-langkah 
penyimpilan yang benar dalam arti sah dan valid tanpa 
terjebak oleh berbagai sesat piker. Pemikiran lincah adalah 
kegiatan budi rohani yang hidup dan lentur sehingga 
mampu mencetuskan berbagai gagasan yang berguna dai 
waktu ke waktu untuk memecahkan masalah yang muncul. 
Dalam berpikir ilmiah senantiasa merupakan pemikiran 
logis untuk membuktikan kebenaran. Oleh karena itu 
diperlukan argumentasi yang berdasarkan kaidah-kaidah 
logika. 
       Berpikir merupakan kegiatan mental yang 
menghasilkan pengetahuan. Pemikiran ilmiah dilakuka 
dengan pendekatan ilmiah sebagai bentuk sistematisasi yang 



159 

khusus daripemikiran reflektif (Karlinger, 1973). Kegiatan 
ilmiah pada umumnya dimaksudkan untuk meneukan 
kebenaran ilmiah yang sifatnya objektif, terbuka terhadap 
kritik, dan berpeluang untuk perbaikan. Oleh karena itu 
diperlukan penalaran yang logis dan analitis penalaran logis 
berarti mengikuti pola, alur, dan kerangka logika (frame of 
logic) untuk sampai pada simpulan yang sah. 
       Penalaran analitis merupakan konsekuensi 
digunakannya pola piker tertentu berdasarkan aturan dan 
langkah yang telah ditentukan (Solly Lubis, 1994). Logika 
sering di artikan sebagai pengetahuan tentang kaidah 
berpikir atau ilmu yangberusaha untuk menarik simpulan 
melalui kaidah-kaidah formal yang abash (valid).  Dalam 
logika terdapat unsur penalaran yang bukan merupakan 
bagian-bagian yang menyusun penalaran tetapi merupakan 
hal yang prinsip yang harus diketahui lebih dulu yaitu 
pengertian. Pengertian merupakan dasr dari semua bentuk 
penalaran (Noor Ms. Bakry, 1986), untuk mendapatkan 
pengertian tentang sesuatu dengan baik dibutuhkan analisis 
dalam bentuk pemecahbelahan pengertian umum 
kepengertian khusus yang menyusunnya, yang disebut 
pembagian kemudian dilanjudkan dengan pembatasan arti 
atau definisi, dengan maksud untuk memperjelas titik tolak 
penalaran dan menghindari kekaburan arti. 

Untuk sampai pada penalaran yang logis maka perlu 
diperhatikan prinsip-prinsip penalaran yang sering disebut 
sebagai hukum dasar logika atau  kebenaran umum yang 
berlaku dalam bidang logika sebagai patokan berpikir atau 
kaidah pemikiran (Jan Hendrik Rapar, 1996). 
       Logika dalam kegiatan ilmiah terutama ditekankan 
pada proses penalaran deduktif  dan induktif. Berpikir 
secara deduktif dalam bidang ilmu pengetahuan berfungsi 
untuk membangun prediksi-prediksi dan 
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mengkomunikasikan hasil-hasil kajian ilmiah dengan 
cermat, benar dan jelas. 
      Penalaran deduktif merupakan suatu proses berpikir 
(penalaran) yang bertolak dari suatu ada, menuju kepada 
proposisi baru yang berbentuk suatu kongklusi (simpulan). 
Simpulan itu mengikuti secara pasti pangkal pikirnya 
berdasarkan bentuk tidak di tentukan oleh si atau materi 
dari penalaran tersebut, oleh karena itu jika pangkal 
pikirnya benar maka simpulannya pasti benar. Bahasa yang 
digunakan adalah bahasa yang artifal (buatan), sehingga 
terbatas dari aspek emotif dan efektif serta jelas kelihatan 
bentuk hubungannya (Noor Ms. Bakry, 1997). 
   Proses deduksi berlangsung melalui tiga tahap 
(Anton M.Moeliono, 1996) yaitu: 

1) Generalisasi sebagai pangkal bertolak. 
2) Penerapan generalisasi pada kejadian tertentu. 
3) Simpulan deduktif yang berlaku diturunkan dari 

pangkal pikirnya. Hampar setiap simpulan yang 
dibuat biasanya berdasarkan pada penalaran 
deduktif, sedangkan generalisasi yang digunakan 
diperoleh melalui pengamatan orang lain. Hal yang 
perlu diperhatikan dalam deduksi bahwa 
pengandaian atau generalisasi yan salah akan 
menghasilkan simpulan yang salah walaupun 
penalarannya benar. 

    Dalam logika penalaran deduktif dikenal dengan 
nama silogisme, yang sering di anggap sebagai perwujudan 
penalaran deduktif yang sempurna. Silogisme sering 
diartikan sebagai penarikan simpilan secara tidal langsung 
dengan menggunakan premis sebagai bentuk penalaran 
formal, contoh:  

1) Semua peneliti adalah orang jujur. 
2) Semua dosen adalah peneliti. 
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3) Semua dosen adalah orang jujur 
    Silogisme memilkin tiga bagian yaitu: premis mayor, 
premis minor, dan kongklusi (simpulan). Premis adalah 
pernyataan yang menjadi dasar argumentasi. Premis mayor 
adalah premis yang mengandung  term mayor dan dianggap 
benar bagi semua anggota kelas tertentu. Premis mayor 
dapat diperoleh antara lain melalui generalisasi induktif, 
tata nilai budaya adat istiadat, agama, kepercayaan, 
keyakinan, wawasan, telaah studi politik, dan akal sehat. 
Premis minor adalah premis yang mengandung term minor, 
merupakan proposisi yang mengidentifikasikan sebuah 
fenomena yang khusus bagi anggota kelas. Kongklusi 
(simpulan) adalah proposisi yang menyatakan bahwa apa 
yang benar tentang seluruh kelas, juga akan benar juga 
berlaku bagi anggota tertentu. Selain itu dalam menarik 
kongklusi diperlukan term tengah. Penalaran deduktif akan 
memberikan sifat rasional dan konsisten dengan 
pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. 
     Penalaran induktif bertumpu pada induksi 
merupakan metode pemikiran yang bertolak dari kaidah 
(hal-hal atau pristiwa) khusus untuk menemukan hukum 
(kaidah) yang umum, penentuan kaidah umum berdasrkan 
hal-hal khusus. Simpulan induktif selalu berupa generalisasi 
artinya pernyataan itu selalu meliputi sejumlah besar 
pristiwa khusus. Diakui pula bahwa terdapat banyak 
generalisasi induktif berdasarkan fakta. Akan tetapi banyak 
pula yang didasarakan pada asumsi atau andaian. Andaian 
adalah fakta yang dianggap walaupun belum atau tidak 
dapat dibuktikan. Dengan induksi ini dilakukan 
pengamatan terhadap sejumlah pristiwa khusus dan 
kemudian mengambil simpulan yang berupa generalisasi 
yang diperkirakan akan berlaku pada pristiwa yang sejenis 
pada masa yang akan dating. Untuk itu sering ditunjukkan 
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dengan contoh-contoh dan ilustrasi-ilustrasi. Generalisasi 
induktif cendrung subjektif sehingga tidak disangga untuk 
dibuktikan benar dan salahnya. Seperti diungkapkan oleh B. 
Russel (2002:293) bahwa melalui penalaran induktif 
dapatdikemukakan informasi baru yang diterima dalam 
kehidupan nyata. Dalam penalaran induktif biasanya 
dilakukan dengan observasi dan eksperimen, perumusan 
hipotesis, verifikasi, penyusunan teori atau hukum ilmiah 
sebagai abstraksi intelektual dengan menggabungkan 
pendekatan rasional dengan pengalaman empiris atau 
penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang 
dijelaskan penarikan konklusi dengan statistika lebih 
ekonomois dan memilki derajat keyakinan terhadap 
kebenaran probabilistic. 
     Berpikir metodologis salah satunya bias dilakukan 
melalui proses logicohipotetico-verificatif, yaitu suatu proses 
yang sistematis sejak perumusan masalah sampai tahap 
penarikan simpulan. Metode ilmiah merupakan prosedur 
yang mencakup berbagai tindakan, pola kerja, cara teknis, 
dan tata langkah untuk memperoleh penemuan baru atau 
mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. 
Metode berpikir dapat dibedakan menjadi metode ilmiah 
yang bersifat umum (metode analisis sintesis, deduksi-
induksi) dan metode penyelidikan ilmiah (metode siklus 
empiris dan metode linier). 
     Metode siklus empiris pada umumnya diterapkan 
terhadap objek-objek yang bersifat kealaman. Metode ini 
diawali denga pengamatan observasi terhadap kasus-kasus 
sejenis, kemudian secara induktif membuat hipotesis sebagai 
simpulan sementara yang masih harus dikaji dan dibuktikan 
(diferifikasi). Hasil pengkajian berupa penerimaan atau 
penolakan terhadap hipotesis yang diajukan. 



163 

    Metode linier pada umunya diterapkan pada objek 
ilmiah yang bersifat kejiwaan atau kerokhanian. Metode 
lnier bersifat lurus kedepan sehingga seolah-olah bersifat 
terbuka dan sementara. Metode ini diterapkan antara lain 
pada bidang politik, ekonomi, sosial, humaniora, 
kebudayaan, dan agama. Penggunaan metode linier 
biasanya dimulai dengan tahap persepsi, melalui 
pengumpulan bahan-bahan yang bersifat pra ilmiah 
maupun ilmiah secukupnya. Kemudian tahap berikutnya 
adalah tahap konsepsi yaitu dengan menyusun bahan-bahan 
dalam suatu sistematika atau pola yang sudah dirancang 
sebelimya. Tahap terakhir adalah tahap prediksi dalam 
rangka menarik simpulan yang bersifat umum yang 
menyangkut objek penelitian ilmiah.  
     Penalaran metodologis berarti penalaran yang 
menggunakan metode ilmiah untuk menemukan 
pegetahuan baru denga langkah-langkah: penemuan dan 
penentuan masalah, perumusan masalah, pengajuan 
hipotesis, deduksi dari hipotesis, pembuktian atau pengujian 
hipotesis, dan penerimaan hipotesis menjadi teori ilmiah. 
Sejak penyusunan proposal sampai dengan laporan akhir 
penelitian, maka hasil penelitian dapat 
dipertanggungjawabkan jika disertai dengan penggunaan 
metodologi yang tepat, penalaran logis dan 
dikomonikasikan dengan bahasa ilmiah yang memadai. 
Melalui penalaran metodologis maka pengetahuan yang 
dihasilkan melalui penelitian diharapkan akan mempunyai 
karaktarestik sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan 
antara lain bersifat rasional dan teruji sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara etis 
kemanusiaan. 
    Penalaran metodologi berusaha untuk 
menggabungkan cara berpikir analisis sintesis, deduktif-



164 

induktif, dan logico-hipotetico-verificatris untuk 
menghasilkan kebenaran pengetahuan yang akan berkaitan 
dengan nilai. Untuk mengetahui kriteria kebenaran 
pengetahuan maka perlu ditinjau kembali apakah cara, 
sikap, dan sarana untuk memperoleh pengetahuan itu sudah 
kaidah-kaidah keilmuan. 

c. Logika dan Bahasa 
    Kegiatan ilmiah selalu disusun dengan 
menggunakan metode ilmiah yaitu selalu berusaha untuk 
menjaga keobkektivan dan ketajaman analisis. Lebih lanjut 
dalam penelitian hendaknya digunakan bahasa ilmiah yang 
dibedakan dengan bahasa sehari-hari. Bahasa ilmiah 
merupakan alat untuk menyatakan dan menghubungkan 
pikiran ilmiah yang bersifat eksat dalam arti memilki sistem 
tertutup yang memberikan kepastian, objektif, dan hipotesis 
dalam arti selalu terbuka terhadap kritik. 
    Pemilihan istilah hendaknya dilakukan dengan 
cermat, dan diungkapkan secara sopan sesuai dengan 
norma-norma yang berlaku, seperti misalnya selalu 
mencantumkan sumber dari data, kalau kutipan dengan 
menyebutkan nama penulis dan tahun penerbitan. Dengan 
kata lain perlu diperhatikan bahasa dank ode etik dalam 
penulisan karya ilmiah. 
     Perlu diupayakan pula selalu menggunakan bahasa 
yang efisien dan efektif (Anton M.Moeliono, 1996). Bahasa 
yang efisien adalah bahasa yang mengikuti kaidah yang 
dibakukan atau yang dianggap baku, dengan 
mempertimbangkan kehematan kata dan ungkapan. Baku 
atau norma bahasa itu jadi ukuran umum, yang mengatasi 
variasi dialek atau perseorangan, bagi pemakaian bahasa 
yang benar dan yang patut jadi contoh untuk di ikuti. 
Bahasa yang efektif adalah bahasa yang mencapai sasaran 
yang dimaksudkan, yaitu bahasa yang membuahkan efek 
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atau hasil yang diharapkan dalam pembicaraan itu karena 
cocok dengan pristiwa atau sesuatu keadaan atau pristiwa 
yang akan diungkapkan. 
    Dengan karya ilmiah, sesuai dengan fungsi 
kebudayaan yang berhubungan dengan pemakaian bahasa 
dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi, maka 
dapat dikemukakan empat macam golongan yaitu: eksposis 
(paparan), argumentasi (bahasa), narasi (kisahan), dan 
deskripsi (perian). 
     Eksposisi atau paparan bertujuan untuk memberikan 
informasi, penjelasan, atau pemahaman. Tujuan yang ingin 
dicapai dari paparan adalah untuk memberikan informasi 
secara lengkap dan wajar, oleh karena itu perlu 
menggunakan bahasa yang jernih, ringkas dan lugas. 
    Argumentasi atau bahasan bertujuan untuk 
meyakinkan orang, membuktikan pendapat atau pendirian, 
atau membujuk orang agar mau menerima atau menolaj 
pernyataan atau uraian. Bahasan atau argumentatif dapat 
dipergunakan dalam membahas hasil-hasil penelitian. 
Dalam argumentasi maka keterkaitan dengan argument atau 
alasan sangat kuat maka harus selalu bertumpuan pada 
pada penalaran logis dan mampu menahan emosi dan 
subjektivitas. Oleh karena itu persyaratan yang perlu 
diperhatikan adalah logika, penalaran, dan pemahaman 
yang tepat mengenai pendapat atau anggapan yang 
dikemukakan maupun yang berlawanan  
   Narasi merupakan suatu bentuk yang paling lazim 
dipakai apabila hendak menarik minat maupun menghibur, 
yang sebenarnya memiliki tujuan yang tidak hanya 
mengisahkan rangkaian pristiwa akan tetapi agar para 
pembaca dapat mengambil hikmah atau pesan yang 
terkandung dalam dalam narasi tersebut. Melalui narasi 
manusia dapat menghayatiwatak seseorang dalam 
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kehidupan nyata seperti kemiskinan, ketidak adilan, 
kekerasan, keadilan, kemewahan, penderitaaan, dan 
kebahagiaan. 
    Deskripsi natau perian menggambarkan suasana dan 
alam sekitar yang memberikan masukan pada panca indra 
manusia, dengan tujuan agar masyarakat dapat ikut melihat, 
mendengar, merasa seperti yang dilihat, didengar, dan 
dirasakan oleh penulis. Deskripsi ini tertuang dapat tertuang 
baik dalam bentuk objrktif atau teknis dan sugestif atau 
impresionistis dalam deskipsi  objektif menurut penulis 
untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya 
mengenai pristiwa, sedangkan sugestf terungkap sikap 
emosional dan ungkapan berdasarkan kesan penulis.  
        Bahasa ilmiah merupakan bahasa buatan yang 
diciptakan oleh para pakar dalam bidang ilmu masing-
masing dengan menggunakan istilah atau lambang untuk 
kemudian dipergunakan untuk menyusunn pengertian. 
Bertitik tolak dari pengertian kemudian dapat disusun 
definisi atau batasan. Penjelasan dan pendefinisian baru jelas 
maksud dan tujuan istilah yang dipilih. Penjelasan dan 
pendefiisian harus jelas, singkat, mudah dipahami dengan 
menghindari kata-kata yang kabur, maupun melingkar-
lingkar. 
      Untuk itu kiranya perlu dipahami bahwa dalam satu 
pernyataan yang didefinisikan biasanya terdiri atas dua 
bagian utama yaitu bagian pangkal yang berisi istilah yang 
akan diberi penjelasan dan bagian pembatas yang berisi 
uraian tentang arti istilah yang didefinisikan. Definisi 
menurut jenisnya sering dibedakan definisi nominalis dan 
realis. Definisi nominalis menjelaskan isttilah agar 
memperoleh kejelasan hal yang didefinisikan, yang biasanya 
dbagi menjadi definisi sinonim, simbolik, dan etimologis. 
Adapun definisi relais merupakan penjelasan tentang yang 
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didefinisikan. Definisi ini mencakup definisi essensial dan 
definisi praktis. Definisi essensial dilakukan dengan 
menguraikan bagian-bagian yang menyusun hal yang 
didefinisikan, definisi ini meliputi definisi analitis dan 
konotatif. Definisi praktis biasanya ditekankan pada 
kegunaan praktis, yang dibedakan menjadi definisi 
operasional dan fungsional. 
Baik definisi nominalis maupun definisi realis memerlukan 
persyaratan tersendiri yang harus dipenuhi (Suwito, 2003: 5).  
 Persyaratan definisi nominalis antara lain:  

1) Jika sesuatu istilah hanya memiliki arti tertentu, 
harus digunakan sesuia arti tersebut. 

2) Jika suatu istilah atau kata yang sudah bias dikenala 
hendaknya dipakai menurut arti yang biasa. 

3) Jangan menggunakan kata yang tidak dapat meberi 
arti yang tepat dan jelas. 

4) Jika arti suatu istilah menjadi obkek pembicaraan 
harus diartikan secara konsistenn sesuai 
kesepakatan. 

    Persyaratan definisi realis antara lain: 
1) Menyatakan ciri-ciri hakiki istilah yang didefinisikan. 
2) Mempunyai kesetaraan arti dengan istilah yang 

didefinisikan. 
3) Menghindarkan pernyataan yang memuat istilah 

yang sama dengan yang didefinisikan. 
4) Sedapat mungkin dirumuskan dalam bentuk kalimat 

positif. 
5) Dintakan secara ringkas dan jelas (tidak kabur atau 

kiasan) 
    Bahasa ilmiah dapat dinilai benar dan salah, sehingga 
dapat diperdebatkan dalam suatu komunokasi ilmiah. 
Komunikasi ilmiah merupakan komunikasi antar pakar 
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untuk menyampaikan hasil-hasil kegiatan ilmiah termasuk 
didalamnya penelitian dan penemuan-penemuan baru. 

d. Teori-Teori Kebenaran 
     Dewasa ini telah muncul berbagai teori tentang 
kebenaran pengetahuan yang dalam hubungan dengan 
penelitian antara lain meliputi teori kebenaran 
korespondensi, koherensi, dan pragmatis. 

1) Teori korespondensi menyatakan bahwa  kebenaran 
atau keadaan benar berupa kesesuaian antara makna 
yang dimaksudkan oleh suatu pernyataan dengan 
apa yang sungguh-sungguh merupakan halnya atau 
apa yang merupakan faktanya.Dengan kata lain 
bahwa suatu pengetahuan itu memiliki nilai benar 
apabila terdapat kesesuaian antara pengetahuan 
tersebut dengan kenyataan yang diketahuinya. 
Menurut teori korespondensi yang benar adalah 
pada asas logika bahwa P dikatakan benar jika dan 
hanya atau proposisi dapat dikatakan benar jika 
proposisi saling berkesesuaian dengan dunia 
kenyataan atau fakta yang menjadi objek 
pengetahuan. Proposisi yang benar dapat langsung 
bersifat empiris. 

2) Teori koherensi atau teori kebenaran saling 
berhubungan yang menyatakan bahwa proposisi 
itubernilai benar bila proposisi itu mempunyai 
hubungan denga ide-ide atau gagasan-gagasan dari 
proposisi sebelumnya yang bernilai benar dalam 
suatu sistem pemikiran yang saling berhubungan 
secara logis dan sistematis. Oleh karena itu 
kebenaran perlu diuji misalnya melalui sejarah 
maupun hubungan logis. 

3) Teori pragmatis didukung oleh faham pragmatisme 
dengan menekankan pada a true ideas is one which its 
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function, which works, a false ideas is one does not. Abbas 
Hamami (1997) menyebutkan bahwa suatu proposisi 
bernilai benar bila proposisi itu mempunyai 
konsekuensi-konsekuensi praktis yang bermanfaat 
seperti secara interen dari pernyataan itu sendiri. 
Oleh karena itu setiap pernyataan itu selalu terikat 
pada hal-hal yang bersifat praktis, maka 
kebenarannya selalu terbuka untuk dikoreksi dan 
diuji dalam pengalaman dan penelitian berikutnya, 
sehingga pengetahuan itu memilki nilai benar dan 
dapat bermanfaat dalam kehidupan praktis. 
Dalam bidang imu pengetahuan khususnya dalam 

penelitian ilmiah ketiga macam teori kebenaran tersebut 
biasanya dipakai secara bersama-sama. Teori kebenaran 
koherensi digunakan pada saat peneliti merumuskan 
tinjauan pustaka dan landasan teori secara runtut dan 
berdasarkan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Teori 
kebenaran korespondensi terutama digunakan pada saat 
melakukan penelitian untuk menguji hipotesis yang 
diajukan. Teori pragmatis ditekankan pada hasil penelitian 
itu apakah bermanfaat atau tidak baik untuk kemajuan ilmu 
pengetahuan maupun untuk pembangunan bangsa dan 
Negara. 

3. Gejala Kematian Filsafat 
Bila ada pertanyaan adakah gejala kematian Filsafat? 

Jawabannya ialah bahwa bisa terjadi, bila filsafat dalam 
maksud umum yakni sebagai pandangan hidup telah jauh 
dari pilar-pilarnya sendiri. Ibarat bangunan yang bila 
menjauh dari tiangnya maka bangunan itu akan ambruk 
jatuh dan mati. Untuk menghindari hal itu maka kekauatan-
kekuatan Filsafat yang akan diuraikan berikut ini harus 
selalu mengikutinya.  
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Penemuan oleh filsuf dalam bidang filsafat banyak 
sekali jumlahnya. Penemuan-penemuan tersebut sekarang 
pada umumnya sudah di susun secara teratur dan di kenal 
dengan istilah Bingkai pilar Filsafat. Adapun yang di 
bicarakan dalam struktur filsafat itu tidak lain dari isi filsafat 
para filsuf berikut pembagiannya. 

Pada pokoknya struktur filsafat berkisar pada tiga 
cabang filsafat: Teori Pengetahuan, Teori Hakikat, dan Teori 
Nilai. Tiga cabang besar filsafat ini melahirkan cabang-
cabang baru yang merupakan anak-anak cabang dari ketiga 
cabang tadi. 

 
 

a. Teori Pengetahuan (Epistemologi) 
Cabang filsafat ini membahas norma-norma atau 

teori tentang cara mendapatkan pengetahuan dan 
membicarakan pula tentang bagaimana cara mengatur 
pengetahuan itu sehingga menjadi pengetahuan yang benar 
dan berarti. Posisi terpenting dan terutama dari teori 
pengetahuan adalah membicarakan tentang apa sebenarnya 
hakikat pengetahuan itu, cara berpikir dan hukum berpikir 
mana yang harus di pergunakan agar kita mendapatkan 
hasil pemikiran yang kemungkinan benarnya paling besar. 
Bagaimana sebenarnya orang mendapatkan pengetahuan? 

Kadang-kadang orang sangat yakin pada kebenaran 
hasil pemikirannya tanpa mengetahui apakah cara 
berpikirnya sudah benar, dan tanpa meneliti lebih dahulu 
bahan yang ia jadikan bahan perrtimbangan serta bahan 
yang ia pikirkan itu sendiri. Soal-soal di atas secara terinci 
akan di bahas dalam cabang filsafat pengetahuan, yaitu 
Epistemologidan logika.  

Epistemologi merupakan cabang filsafat secara 
khusus membahas tentang teori pengetahuan (theory of 
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knowledge). Ada empat persoalan pokok yang berkaitan 
dengan epistemologi. Pertama; apakah sumber-sumber 
pengetahuan itu. Darimanakah pengetahuan yang benar itu 
datang, dan bagaimanakah cara  mengetahuinya. Kedua; 
apakah sifat dasar pengetahuan itu, adalah persoalan 
tentang “asal” pengetahuan. Ketiga; apakah watak 
pengetahuan itu, apakah ada dunia yang benar-benar di luar 
pikiran manusia dan kalau ada apakah dapat diketahuinya 
adalah persoalan tentang apa yang kelihatan versus 
hakikatnya (realitiy. Keempat; apakah pengetahuan manusia  
itu benar (valid), bagaimanakah  dapat membedakan antara 
yang benar dan yang salah adalah soal tentang mengkaji 
kebenaran atau verifikasi (Titus, 1984: 187-188).  
 Ada keterbatasan indera dan akal manusia untuk 
memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan 
pun akan berbeda-beda sehingga harus dikembangkan suatu 
kemampuan selain akal yang disebut dengan intuisi. 
Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini bisa diperoleh 
dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh al-
Ghazali.Metode kontemplasi ini juga dilestarikan 
pelaksanaannya oleh kalangan pengamal tarekat yang sering 
juga disebut suluk atau i’tikaf. 
 Intuisi dalam tasawuf disebut dengan ma’rifah yaitu 
pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui pencerahan 
dan penyinaran (al-Ghazali, 1991: 125). Al-Ghazali 
menerangkan bahwa pengetahuan intuisi atau ma’rifah yang 
disinarkan oleh Allah swt. secara langsung merupakan 
pengetahuan yang paling benar. Pengetahuan yang 
diperoleh lewat intuisi ini hanya bersifat individual dan 
tidak bisa dipergunakan untuk mencari keuntungan seperti 
ilmu pengetahuan yang dewasa ini bisa dikomersilkan. 
  Kemampuan memperoleh pengetahuan secara 
langsung melalui latihan, yang dalam Islam disebut riyadhah. 
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Metode ini secara umum dipakai dalam thariqah atau 
tasawuf. Dari kemampuan ini dapat dipahami bahwa 
mereka tentu mempunyai pengetahuan tingkat tinggi dan 
meyakinkan, pengetahuan itu diperoleh bukan lewat indera 
dan bukan lewat akal melainkan lewat hati. 
 Dalam proses ma’rifah atau proses penggalian ilmu, 
secara umum metode yang digunakan para irfaniyun adalah 
metode al-dzauqiyah, al-riyadlah, al-mujahadah, al-‘isyraqiyah, 
al-laduniyah, atau penghayatan batin, beberapa istilah yang 
memang khas bagi kaum sufi. Sebagai suatu proses yang 
sifatnya spiritual sudah tentu sulit digambarkan bagaimana 
langkah-langkah konkritnya. Apabila dalam epistemologi 
bayani terdapat konsep lafadz dan makna, dalam irfani 
terdapat konsep dzahir dan bathin sebagai kerangka dasar 
atas pandangannya terhadap dunia (world view) dan cara 
memperlakukannya. Pola pikir yang dipakai kalangan 
irfaniyun adalah berangkat dari yang bathin menuju yang 
dzahir; dari makna menuju lafadz. Bathin bagi mereka 
merupakan sumber pegetahuan, karena bathin adalah 
hakikat, sementara dzahir teks al-Quran dan al-Hadis sebagai 
pelindung dan penyinar. Irfaniyun berusaha menjadikan 
dzahir nash sebagai bathin.    
 Tasawuf merupakan satu tradisi spiritual yang 
kemudian berkembang menjadi aliran-aliran dalam Islam 
yang disebut tarekat, dan perkembangannya menjadi luas 
dikenal dalam sejarah agama Islam berpijak pada sumber 
utamanya yakni al-Quran dan al-Hadis, kecenderungan 
mistik kaum Muslim telah memainkan peranan penting 
dalam sejarah keyakinan umat Islam baik dalam 
perkembangan pribadi maupun kolektif. Tarekat pada 
awalnya merupakan ilmu yang diajarkan khusus oleh 
Rasulullah saw. berasal dari Thariqatussirriyah merupakan 
amalan rahasia di kalangan para sahabat selanjutnya 
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berkembang menjadi lembaga organisasi pengamalan zikir. 
Perilaku Nabi Muhammad saw. merupakan cikal bakal dari 
pengamalan tasawuf dan tarekat yang kemudian diteruskan 
pengamalannya oleh Ahlul Bait, Khulafaur Rasyidin, para 
sahabat yang lain, para ahlulsh Shuffah, para salafush Shaleh, 
zaman tabi’in, tabi’ tabi’in sampai dengan zaman sekarang 
ini. 
 Untuk menangkap fenomena yang ada secara jelas 
epistemologi Barat berbeda dengan epistemologi tasawuf, 
epistemologi Barat menggunakan pendekatan rasio dan 
empiris, sedangkan epistemologi tasawuf menggunakan 
intuisi dan dzauq atau disebut wujdan yaitu ilmu yang 
diperoleh langsung dan berkaitan dengan persepsi batin (al-
qalb), setelah melalui proses tertentu, yakni penyucian al-qalb 
tersebut sehingga bersih dan jernih (al-Ghazali, 1964: 37). 
 Bagi kalangan irfaniyun, pengetahuan tentang Tuhan 
(hakikat Tuhan) tidak diketahui melalui bukti-bukti empiris-
rasional, tetapi harus melalui pengamalan langsung 
(mubasyarah). Untuk dapat berhubungan langsung dengan 
Tuhan, seseorang harus mampu melepaskan diri dari segala 
ikatan dengan alam yang menghalanginya. Menurut konsep 
irfani, Tuhan dipahami sebagai realitas yang berbeda dengan 
alam, sedang akal, indera dan segala yang ada di dunia ini 
merupakan bagian dari alam, sehingga tidak mungkin 
mengetahui Tuhan dengan sarana-sarana tersebut. Satu-
satunya sarana yang dapat digunakan untuk mengetahui 
hakikat Tuhan adalah jiwa (nafs), sebab ia merupakan bagian 
dari Tuhan yang terpancar dari alam keabadian dan 
terpasung ke alam dunia. Ia akan kembali kepada-Nya, jika 
sudah bersih dan terbatas dari keterkungkungan alam 
dunia. 
 Jika sumber pokok (origin) ilmu pengetahuan dalam 
epistemologi bayani adalah teks (wahyu), dalam 
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epistemologi irfani atau ma’rifat ini, sumber pokoknya adalah 
experience (pengalaman). Pengalaman hidup yang otentik, 
yang sesungguhnya, yang merupakan pelajaran tak ternilai 
harganya. Ketika manusia menghadapi alam semesta yang 
cukup mengagumkan dalam lubuk hatinya yang terdalam 
telah dapat mengetahuai adanya Zat yang Maha Suci dan 
Maha Segalanya. Untuk mengetahuai Zat yang Maha 
Pengasih dan Penyayang, orang tidak perlu menunggu 
turunnya “teks”. Pengalaman konkrit pahitnya konflik, 
kekerasan dan disintegrasi sosial dan akibat yang 
ditimbulkannya dapat dirasakan oleh siapapun, tanpa harus 
dipersyaratkan mengenai jenis-jenis teks keagamaan yang 
biasa dibacanya. Pengalaman-pengalaman batin yang amat 
mendalam, otentik, fitrih, hampir-hampir tidak terkatakan 
oleh logika dan tidak terungkapkan oleh bahasa inilah yang 
disebut direct experience, ilmu huduri dalam tradisi isyraqiyah 
atau preverbal, prereflexive consciousness atau prelogical 
knowledge menurut tradisi eksistensialis Barat. Semua 
pengalaman otentik tersebut dapat dirasakan secara 
langsung tanpa harus mengatakannya terlebih dahulu lewat 
pengungkapan “bahasa” atau “logika”. 
 Demikian epistemologi spiritual Islam yang sejalan 
dengan konsep pemikiran al-Ghazali  yang mengatakan  
“hakikat spiritual Islam adalah keadaan yang bisa dicapai 
dan dirasakan oleh orang yang menempuh jalan tasawuf. 
Barangsiapa belum mampu merasakan, maka ia bisa 
meyakini kebenaran tasawuf dengan mencoba dan belajar, 
bergaul dengan para sufi sampai ia memahami pengalaman 
sufi dan melihat tanda-tandanya. Barangsiapa berteman 
dengan para sufi, maka ia akan memperoleh faedah berupa 
keimanan dari kaum sufi itu, karena orang yang berteman 
dengan para sufi tidak akan menderita” (al-Ghazali, tth: 
379).  
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 Dapat disimpulkan bahwa untuk memahami dan 
mengerti secara hakiki (substansial) makna dalam ilmu 
tasawuf, harus melalui pemahaman dan pengamalan 
(praktek) yang disebut tarekat, mengikuti apa yang 
dipraktekkan oleh kelompok sufi yang mengamalkannnya. 
Itulah yang menjadi pola pembinaan pada tarekat 
Naqsyabandiyah. Dipertegas oleh syekh Yusuf bahwa tiada 
golongan Islam lain yang paling taat melakukan shalat 
(sembahyang) dan Rukun Islam lainnya, dibandingkan 
orang-orang tarekat. Mereka berusaha menghayati makna 
setiap bacaan dan gerakan, yakni menghayati hakikat 
sembahyang, sebagaimana diungkapkan, pokok  
sembahyang lima waktu terletak pada al-Faatihah (Surat al-
Faatihah), apabila dibaca akan terbuka lima hal, yakni: a) 
penglihatan, b) pendengaran, c) perasaan, d) pengucapan, 
dan e) pengetahuan. Peralatan indera dan pengetahuan 
merupakan pintu-pintu yang memungkinkan keterbukaan 
dengan Tuhan dan rahmat-Nya. Ungkapan metaforis, bahwa 
aku tidak menyembah Tuhanku, jika tidak melihat-Nya, 
artinya aku melihat Tuhanku dalam sembahyang dan 
sembahyang itu adalah realitas Tuhanku. Tidak menyembah 
Tuhan karena mengharapkan surga-Nya dan takut dari 
neraka-Nya, tetapi aku menyembah karena berasal dari-Nya 
dan akan kembali kepada-Nya. Al-Ghazali mengatakan 
bahwa akal adalah ibarat pintu dan pembimbing dalam 
menempuh jalan tasawuf. Baginya tidak akan melaksanakan 
ajaran tasawuf kecuali setelah mendalami dan memahami 
ilmu-ilmu logika. 
 Bertolak dari pemikiran al-Ghazali tentang akal dan 
tasawuf, maka al-Ghazali mengatakan ada dua fungsi akal 
yang dibutuhkan bagi jalan tasawuf. Pertama, akal sebagai 
prasarana bagi jalan tasawuf yang berfungsi: 



176 

1) Memperoleh pengetahuan yang benar dan dibutuhkan 
bagi jalan tasawuf. 

2) Mengarahkan latihan-latihan batin (riyadhah) yang benar 
bagi jalan tasawuf. 

3) Berpikir benar dan lurus dalam mempersiapkan diri 
memperoleh pengalaman dan pengetahuan sufistik. 

 Kedua, akal sebagai sarana dan alat evaluasi yang 
berfungsi untuk melakukan pengujian dan penilaian kritis 
terhadap pengalaman-pengalaman sufistik serta perluasan . 
Namun selanjutnya dijelaskan bahwa pengetahuan yang 
diperoleh melalui pemahaman (olah) pikir yang juga disebut 
al-Qiyas adalah menggunakan sarana al-mufakirah yang 
bertempat di otak. Sedangkan yang diperoleh melalui 
pemahaman olah rasa yang juga disebut al-wujdan adalah 
menggunakan sarana atau daya al-iradat yang berpusat di 
hati (Syukur, 2002: 84-85). 

Mari kita ulangi lagi pengetahuan kita tentang 
epistemologi itu secara sederhana. Apakah dia? 
Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, episteme yang 
berarti knowladge atau pengetahuan dan logy berarti teori. 
Oleh sebab itu epistemologi diartikan sebagai teori 
pengetahuan, atau filsafat ilmu. Terdapat empat persoalan 
pokok dalam bidang ini: Apa pengetahuan itu? Apa sumber-
sumber pengetahuan itu? Dari manakah pengetahuan yang benar 
itu datang dan bagaimana kita mengetahuinya? Apakah 
pengetahuan kita itu benar (valid)? 

Sebelum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 
kefilsafatan, perlu di perhatikan bagaimana dan dengan 
sarana apa kita dapat memperoleh pengetahuan. Jika kita 
mengetahui batas-batas pengetahuan, kita tidak akan 
mencoba untuk mengetahui hal-hal yang akhirnya tidak 
dapat di ketahui. Memang sebenarnya kita baru 
menganggap mempunyai suatu pengetahuan setelah kita 
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meneliti pertanyaan-pertanyaan epistemologis. Kita 
mungkin mengingkari kemungkinan untuk memperoleh 
pengetahuan, atau mungkin sampai pada kesimpulan 
bahwa apa yang kita punyai hanyalah kemungkinan-
kemungkinan dan bukan kepastian, atau mungkin dapat 
menetapkan batas-batas antara bidang-bidang yang 
memungkinkan adanya kepastian yang mutlak dengan 
bidang-bidang yang tidak memungkinkannya. 

Persoalan yang pertama (tentang defenisi 
pengetahuan) sudah kita bicrakan pada uraian terdahulu. 
Sekarang kita bicarakan persoalan berikutnya, yaitu tentang 
sumber pengetahuan manusia. Louis Q. Kattsof mengatakan 
bahwa sumber pengetahuan manusia itu ada lima macam, 
yaitu: 

1) Empiris, yang melahirkan aliran empirisme 
2) Rasio, yang melahirkn aliran rasionalsime 
3) Fenomena, yang melahirkan aliran fenomenologi 
4) Intuisi, yang melahirkan aliran intusionisme 
5) Metode ilmiah, yang menggabungkan antara aliran 

rasionalisme dan empirisme. Metode ilmiah inilah 
yang kemudian mewarnai ilmu pengetahuan dan 
teknologi di seluruh universitas di dunia ini. 

1) Empirisme 
Seorang empiris biasanya berpendapat bahwa kita 

dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Sifat 
yang menonjol dari jawaban ini dapat di lihat bila kita 
memperhatikan pertanyaan seperti: “bagaimana orang 
mengetahui es membeku?”, jawaban kita tentu berbunyi 
“karena saya melihatnya demikian” atau “karena seorang 
ilmuwan melihatnya demikian”. Dengan begitu, dapat di 
bedakan dua macam unsur: Pertama, unsur yang mengetahui 
dan Kedua, unsur yang di ketahui. Orang yang mengetahui 
merupakan subjek yang memperoleh pengetahuan dan di 



178 

kenal dengan perkataan yang menunjukkan seseorang atau 
suatu kemampuan. 

Unsur yang ketiga dapat di bedkan dalam jawaban 
terhadap pertanyaan “bagaimana orang mengetahui kalau 
es itu membeku?” ialah kedaan kita bersangkutan dengan 
melihat atau mendengar atau suatu pengalaman inderawi 
yng lain. “bagaimanakah kita mengetahui api itu panas?”, 
dengan menyentuh barang sesuatu atau memperoleh 
pengalaman yang kita sebut panas. “bagaimana kita 
mengetahui apakah panas itu?”, jawabannya: kita 
mengetahuinya dengan alat-alat inderawi peraba. 

Selanjutnya, pertanyaan: “bagaimanakah anda 
mengetahui atau memperoleh pengetahuan?” di jawab 
dengan menunjukkan pengalaman-pengalaman inderawi 
yng sesuai. 

“Pengetahuan di peroleh dengan perantara indera”, 
kata penganut empirisme John Locke, Bapak empirisme dari 
Britnia mengatakan bahwa pada waktu manusia di lahirkan 
akalnya merupakan sejenis buku catatan yang kosong 
(tabula rasa). Di dalam buku catatan itulah di catat 
pengalaman-pengalaman inderawi. Menurut John Locke, 
seluruh sisa pengetahuan kita peroleh dengan jalan 
menggunakan serta memperbandingkan ide-ide yang di 
peroleh dari penginderaan serta refleksi yang pertama dan 
sederhana itu. 

Ia memandang bahwa akal sebagai jenis tempat 
penampungan yang secara pasif menerima hasil-hasil 
penginderaan tersebut. Ini berarti bahwa semua 
pengetahuan kita betapa pun rumitnya dapat di lacak 
kembali sampai pada penglaman-pengalaman inderawi 
yang pertama-tama, yang dapat di ibaratkan atom-atom 
yang menyusun objek-objek material. Apa yang tidak dapat 
atau tidak perlu di lacak kembali secara demikian itu 
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bukanlah pengetahuan atau setidak-tidaknya bukanlah 
pengetahuan mengenai hal-hal faktual. 

2) Rasionalisme 
Tidaklah mudah membuat suatu defenisi tentang 

rasionalisme sebagai suatu metode untuk memperoleh 
pengetahuan. Rasionalisme bependirian bahwa sumber 
pengetahuan terletak pada akal. Bukan karena rasionalisme 
mengingkari nilai pengalaman, melainkan pengalaman 
paling-paling di pandang sebagai jenis perangsang bagi 
pikiran. Para penganut rasionalisme yakin bahwa kebenaran 
dan kesesatan terletak di dalam ide kita, dan bukannya di 
dalam diri barang sesuatu. Jika kebenaran mengandung 
makna dan mempunyai ide yang sesuai dengan atau 
menunjuk kepada kenyataan, maka kebenaran hanya dapat 
ada di dalam pikiran kita dan hanya di peroleh dengan akal 
budi saja. 

Descartes, Bapak dari rasionalisme, berusaha 
menemukan kebenaran yang tidak dapat di ragukan, 
sehingga dengan memakai metode deduktif dapat di 
simpulkan semua pengetahuan kita. Ia yakin kebenaran-
kebenaran semacam itu ada dan bahwa kebenaran-
kebenaran tersebut di kenal dengan cahaya yang terang dari 
akal budi sebagai hal-hal yang tidak dapat di ragukan. 
Dengan demikian akal budi di pahaminya sebagai jenis 
perantara khusus untuk mengenal kebenaran dan sebagai 
suatu teknik deduktif yang dapat menemukan kebenaran; 
artinya dengan melakukan penalaran. 

Dengan memberikan pada metode deduktif ini, 
seorang penganut rasionalisme tentu mengakui bahwa 
kebenaran-kebenaran yang di kandung oleh kesimpulan-
kesimpulan yang di perolehnya sama banyaknya dengan 
kebenaran-kebenran yang di kandung oleh premis-premis 
yang mengakibatkan kesimpulan-kesimpulan tersebut. 
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Karena jika menginginkan agar kesimpulan-kesimpulan itu 
berupa pengetahuan, maka premis-premis haruslah benar 
secara mutlak. Demikianlah seorang rasionalis mempunyai 
suatu cara untuk memperoleh kebenaran-kebenarn yang 
harus di kenalnya bahkan sebelum adanya pengalaman. 
Bagi Descartes kebenaran-kebenaran apriori ini di kenal oleh 
sifatnya yang terang dan tegas. 

Barangkali Spinozalah yang paling tepat dalam 
memberikan gambaran tentang apa yang di pikirkan oleh 
orang yang menganut rasionalisme. Ia berusaha menyusun 
sebuah sistem filsafat yang menyerupai sistem ilmu ukur. 
Seperti halnya orang-orang Yunani, Spinoza mengatakan 
dalil-dalil ilmu ukur merupakan kebenaran-kebenaran yang 
tidak perlu di buktikan lagi. Artinya, Spinoza meyakini 
bahwa jika seorang memahami makna yang di kandung oleh 
kata-kata yang di perguanakan dalam dalil-dalil ilmu ukur, 
maka ia mau tidak mau tentu akan memahami kebenaran 
dalil-dalil tersebut. Misalnya, ia yakin jika memahami 
makna yang terkandung dalam pernyataan “sebuah garis 
lurus merupakan jarak terdekat di antara dua buah titik”, 
maka kita mau tidak mau mengakui kebenaran pernyataan 
tersebut, kebenaran yang menjadi aksioma. 

Menurut hematnya tidak perlu ada bahan-bahan 
bukti yang lain kecuali makna yang terkandung dalam kata-
kata yang di pergunakan. Spinoza menetapkan defenisi-
definisi pelbagai istilah seperti “substansi” dan “sebab bagi 
dirinya sendiri”, dan juga pelbagai dalil (misalnya apa yang 
ada, pasti ada), yang kesemuanya itu di pandang kebenaran-
kebenaran yang tidak perlu menyimpulkan dari kebenaran-
kebenaran yang lain mengenai kenyataan, Tuhan, manusia 
dan kebaikan. 

Dapatlah dikatakan, bagi seorang penganut 
rasionalisme, pengetahuan di peroleh dari kegiatan akal 
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pikiran atau akal budi ketika akal menangkap pelbagai hal 
yang di hadapinya pada masa hidup seseorang. Selain itu 
dalam hal ini tidak ada penyimpulan yang begitu terjadi 
mengenai ontologis dari sesuatu yang diketahui. Seperti 
halnya pengalaman, orang mengatakan bahwa apa yang di 
alami tentu mempunyai hakikat yang sedemikian rupa 
(setidak-tidaknya untuk sebagian) sehingga dapat 
merangsang alat inderawi. Maka begitu pula halnya dengan 
akal, terdapat ketentuan bahwa apa yang di ketahui pasti 
dalam hal tertentu, mempunyai hakikat yang sedemikian 
rupa sehingga dapat di ketahui oleh akal. 

Pengalaman hanyalah merupakan pelengkap saja 
bagi akal. Seorang rasionalis tidaklah memandang 
pengalaman tidaklah memandang pengalaman sebagai hal 
yang tidak mengandung nilai. Bahkan sebaliknya, ia 
mungkin mencari pengalaman-pengalaman selanjunya 
sebagai bahan pembantu atau pendorong dalam 
penyelidikanya untuk memperoleh. Ia mungkin 
mengadakan pembedaan antara pengetahuan dan pendapat. 
Pengetahuan merupakan hasil kegiatan akal yang mengolah 
hasil tangkapan yang tidak jelas yang timbul dari indera 
kita, ingatan atau angan-angan kita. 

Dengan demikian, jika saya katakan bahwa saya 
melihat sebuah pohon, maka saya tidak mempunyai 
pengetahuan, melainkan hanya pendapat, karena saya 
membuat pernyataan itu sebagai hasil penyimpulan yang di 
peroleh dari hasil tangkapan indera mata tertentu dan dari 
ingatan-ingatan tertentu yang saya punyai. Mata saya 
mungkin “menipu” saya atau ingatan hanya dapat 
mengatakan bahwa saya melihat pohon, dan sebagai 
akibatnya saya tidak dapat mengatakan bahwa saya 
mempunyai pengetahuan tentang pohon. 
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Tetapi, jika saya mengatakan bahwa 2 + 2 = 4, atau 
bahwa tiap kejadian tentu ada alasannya mengapa hal itu 
terjadi, maka saya mempunyai pengetahuan mengenai hal-
hal tersebut berdasarkan atas penalaran. Ini sama sekali 
bukan masalah pendapat, karena tidak mungkin 
mengingkarinya atau bahkan untuk memahami sesuatu 
seperti bahwa 2 + 2 = 5, atau bahwa kejadian-kejadian yang 
tidak beralasan untuk terjadi. Kita tidak dapat 
membayangkan dalam pikiran tentang dunia yang kacau 
balau. Maka bagi seorang penganut rasionalisme, ukuran 
kebenaran ialah kemustahilan untuk mengingkarinya dan 
untuk di pahamkan yang sebaliknya. 

 
 

3) Fenomenalisme 
Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman abad ke-18 

melakukan pendekatan kembali terhadap masalah di atas 
setelah memperhatikan kritik-kritik yang di lancarkan oleh 
David Hume terhadap sudut pandangan yang bersifat 
empiris dan yang bersifat rasional. 

Marilah kita memahami apa yang di ajarkan Kant 
dengan memperhatikan pernyataan “Kuman tifus 
menyebabkan demam tifus”. Bagaimanakah kita sampai 
dapat mengetahui keadaan yang mempunyai sebab akibat 
ini? Umumnya orng mengatakan, setelah di selidiki oleh 
para ilmuwan di ketahui bahwa bila ada orang yng 
menderita tifus, tentu terdapat kuman tersebut, dan bila 
kuman ini terdapat di dalam diri seseorang maka orang 
tersebut tidak menderita demam tifus. 

Perhatikanlah, seorang ilmuwan akan mengatakan 
bahwa kedua syarat itu harus di penuhi sebelum kita dapat 
mengatakan kuman tersebut menyebabkan demam, karena 
seorang pembawa kuman tifus tentu mengandung kuman 
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tersebut, namun mungkin tidak menderita demam. 
Bagaimanapun, pengamatan akan mengungkapkan kepada 
kita tentang kuman tersebut dan juga tentang orang yang 
sehat atau orang yang sakit itu. 

Tetapi, pengamatan betapapun banyaknya tidak 
dapat menunjukkan kepada kita kuman yang menyebbkan 
penyakit itu. Bagaimanakah kita dapat memperoleh 
pengetahuan bahwa kuman itulah yng menyebabkn 
penyakit tersebut? Di tinjau dari sudut pandang empiris, 
Hume menolak bahwa kita akan dapat mengetahui sebab 
akibat sebagai suatu hubungan yang bersifat niscaya. Tetapi 
Kant berpendapat bahwa sebab akibat tentu merupakan 
hubungan yang bersifat niscaya. 

Kant membuat uraian lebih lanjut tentang 
pengalaman. Barang sesuatu bagaimana terdapat dalam 
dirinya sendiri (Das Ding an Sich) merangsang alat inderawi 
kita dan di terima oleh akal kita dalam bentuk-bentuk 
pengalaman, dan di susun secara sistematis dengan jalan 
penalaran. Karena itu kita tidak pernah mempunyai 
pengetahuan barang sesuatu seperti keadaan sendiri, 
melainkan hanya   tentang sesuatu seperti yang menampak 
kepada kita, artinya pengetahuan tentang gejala 
(Phenomenon).   

Bagi Kant, para penganut empirisme benar bila 
berpendapat bahwa semua pengetahuan di dasarkan pada 
pengalaman meskipun benar hanya untuk sebagian. Tetapi 
para penganut rasionalisme juga benar, karena akal 
memaksakan bentuknya sendiri terhadap barang sesuatu 
serta pengalaman. 

4) Intuisionisme 
Kita merasa mudah tidak puas terhadap 

penyelesaian yang diajukan oleh Kant, karena penyelesaian 
tersebut mengatakan bahwa pada babak terakhir kita hanya 
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mengetahui modifikasi barang sesuatu dan bukannya 
barang sesuatu itu sendiri dalam kedaannya yang 
senyatanya. Nanti saya akan kembali kepada masalah apa 
yang sesungguhnya memang dan dapat kita ketahui. 
Jelaslah bahwa jawaban-jawaban terhadapnya untuk 
sebagaian di tentukan oleh uraian yang telah di berikan 
tentang asal mula pengetahuan. Batas-batas pengetahuan di 
tentukan oleh jenis-jenis alat yang kita gunakan untuk 
memperoleh pengetahuan itu.  

Baiklah kita berikan contoh, Di misalkan saya minta 
agar seseorang menceritakan apa yang telah terjadi setelah 
siaran yang menggambarkan tentang “penyerbuan dari 
planet Mars”...kita anggap ia termasuk salah seorang 
pendengarnya. Sudah tentu ia akan melukiskan kejadian-
kejadian yang aneh, apa yang di katakan oleh penyiar tadi, 
apa yang ia pikirkan, dan sebagainya. 

Karena saya tidak berada di tempat itu, saya 
mungkin sangat tertarik pada keterangannya, 
mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan mungkin 
dengan penuh perasaan yang sukacita. Setelah ia 
mengakhiri keterangannya, saya mungkin akan membuat 
sesuatu catatan mengenai kejadian itu, dan selanjutnya akan 
berbicara mengenai hal lain. Sebagai akibatnya, ia mungkin 
mengatakan atau merasa: “Ia tidak benar-benar mengetahui 
apa yang terjadi atau bagaimana perasaan saya.” Uraian 
yang ia berikan mungkin sangat lengkap, namun demikian 
tampaknya, mungkin juga saya tidak mengetahui apa yang 
terjadi, meskipun saya dapat menceritakan kembali banyak 
di antara apa yang ia katakan mengenai kejadian itu. 

Perbedaan tersebut kiranya terletak pada dua 
ungkapan, yaitu pengetahuan mengenai (knowledge of). 
Pengetahuan mengenai dinamakan pengetahuan diskursif 
atau pengetahuan simbolis, dan pengetahuan ini ada 
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peraturannya. Pengetahuan tentang di sebut pengetahuan 
lansung atau pengetahuan intuitif, dan pengetahuan 
tersebut di peroleh secara lansung (bandingkan dengan 
ma’rifat qolbiyah dalam tasawuf). 

Henry Bergson, seorang filsuf Perancis berpegang 
pada perbedaan tersebut. Pengetahuan diskursif di peroleh 
melalui penggunaan simbol-simbol yang mencoba 
mengatakan kepada kita mengenai sesuatu. Ini tergantung 
pada pemikiran dari suatu sudut pandangan tau kerangka 
acuan, dn pelukisan kejadian yang berhubungan dengan 
sudut pandangan serta kerangka acuan tersebut. 

Dengan cara demikian kita memperoleh 
pengetahuan mengenai suatu segi atu bagaian dari kejadin 
tadi, tetapi tidak pernah mengenai kejadian itu seluruhnya. 
Pelukisan sebuah kejadian tersebut berhubungan dengan 
suatu penglihatan tertentu, dan atas dasar itulah saya tidak 
dapat merasakan diri saya berada di dalamnya dan 
mengalaminya sebagai suatu keseluruhan dan sesuatu yang 
mutlak. Hanya dengan menggunakan intuisi kita dapat 
memperoleh pengetahuan tentang kejadian itu sauatu 
kejadian yang lansung, yang mutlak dan bukannya 
pengetahuan yang nisbi atau yang ada perantaranya. 

Intuisi mengatasi sifat lahiriah pengetahuan simbolis 
yang pada dasarnya bersifat analitis, dan memberikan 
kepada kita keseluruhan yang bersahaja, yang mutlak tanpa 
suatu ungkapan, terjemahan atau penggambaran simbolis. 
Maka menurut Bergson, intuisi ialah suatu sarana untuk 
mengetahui secara lansung atau seketika. Analisis atau 
pengetahuan yang di peroleh dengan jalan pelukisan, tidak 
dapat menggantikan hasil pengenalan secara lansung dari 
pengetahuan intuitif. 

Perhatikanlah, apa yang di katakan intuisi kepada 
kita pernah dapat di beritahukan, karena untuk 
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memberitahukannya saya perlu menerjemahkannya 
kebenaran dalam simbol-simbol, dan dengan demikian saya 
akan berbicara mengenai pengetahuan saya. Di tinju dari 
sudut ini, orang dapat menaruh keberatan dan mengatakan 
bahwa intuisi lebih merupakan perbuatan mengalami 
daripada merupakan kemampuan untuk memperoleh 
pengetahuan. 

Di muka telah saya katakan bahwa mengetahui 
berarti mempunyai pernytaan yang benar, dan suatu 
pernyataan (atau tanggapan, jika orang menghendakinya) 
bersifat simbolis. Oleh karena itu, tampaknya ada yang kita 
alami di dalam, dan melalui intuisi, tidak dapat di nyatakan 
sebgaimana keadaannya, melainkan hanya dapat di 
terjemahkan kebenaran dalam uraian dari sudut pandangan 
tertentu, dan karenanya apa yang kita alami itu bukanlah 
pengetahuan. 

Salah satu di antara unsur-unsur yang berharga 
dalam intuisionisme Bergson adalah paham ini 
memungkinkan adanya suatu bentuk pengalaman di 
samping pengalaman yang di hayati oleh indera. Dengan 
demikian, data yang di hasilkannya dapat merupakan bahan 
tambahan bagi pengetahuan yang di hasilkan oleh 
penginderaan. Kant masih tetap benar dengan mengatkan 
bahwa pengetahuan di dasarkan pada pengalaman, tetapi 
dengan demikian pengalaman harus meliputi pengalaman 
inderawi dan pengalaman intuitif. 

Hendaknya diingat, intuisionisme tidak mengingkari 
nilai pengalaman inderawi yang biasa dan pengetahuan 
yang di simpulkan darinya. Intuisionisme setidak-tidaknya 
dalam beberapa bentuk hanya mengatakan bahwa 
pengetahuan yang lengkap di peroleh melalui intuisi,  
sebagai lawan dari pengetahuan yang nisbi, yang meliputi 
sebagian saja yang di berikan oleh analitis. Ada yang 
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berpendirian bahwa apa yang di berikan oleh indera 
hanyalah yang menampak belaka, sebagai lawan dari apa 
yang di berikan oleh intuisi, yaitu kenyataan. Mereka 
mengatakan, barang sesuatu tidak pernah merupakan 
seperti yang tampak pada kita, dan hanya intuisilah yang 
dapat menyingkapkan kepada kita keadaan yang 
senyatanya. 

5) Berpikir Ilmiah 
Perkembangan ilmu-ilmu alam merupakan hasil 

penggunaan secara sengaja suatu metode untuk 
memperoleh pengetahuan yang menggambungkan 
pengalaman dengan akal sebagai pendekatan bersama, dan 
menambahkan suatu cara baru untuk menilai penyelesaian-
penyelesaian yang di sarankan. Dari banyak di antara 
uaraian kita sampai sejauh ini, kita mungkin telah 
merasakan bahwa kesulitan yang di hadapi oleh filsafat 
ialah “Didalam ilmu kita membicarakan kenyataan empiris, 
didalam filsafat tampaknya tidak ada suatu cara untuk 
memperoleh jawaban”. Ini menimbulkan masalah tentangb 
metode ilmiah sebagai sarana untuk memperoleh 
pengetahuan. 

Metode ilmiah mengikuti prosedur-prosedur tertentu 
yang pasti di gunakan dalam usaha memberi jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan yang di hadapi oleh seseorang 
ilmuwan. Contoh: Ahli astronomi, Kepler, telah mencatat 
pengamatan-pengamatan yang banyak jumlahnya tentang 
posisi Planet Mars. Catatan-catatan ini memberitahukan 
kepada saya tentang posisi Mars di ruang angkasa pada 
pelbagai waktu selama bertahun-tahun, dalam 
hubungannya dengan matahari pada sauatu waktu tertentu. 
Masalah yang di hadapai oleh Kepler ialah macam jalan edar 
mengitari matahari yang manakah yang harus di tempuh 
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oleh Mars agar dapat berdada pada titik-titik yang telah di 
amati di angkasa pada waktu yang setepat-tepatnya? 

Metode ilmiah di mulai dengan pengamatan-
pengamatan, dan sebagaimana kita lihat, berakhir pula 
dengan pengamatan. Tetapi, permulaan dan akhir ini 
hanyalah merupakan pembagian yang bersifat nisbi. 

Masalah yang di hadapi Kepler timbul karena 
penyelidikan-penyelidikan yang di lakukan oleh orang-
orang sebelum kita. Begitu pula pengamatan-pengamatan 
Kepler menimbulkan masalah di atas, karena dalam arti 
tertentu ia mengetahui macam penjelasan dan pelukisan 
angkasa yang ia adakan. Fakta-fakta tidak pernah berbicara 
bagi dirinya sendiri, fakta-fakta selalu terdapat dalam teori. 

Tetapi hendaknya di catat, apa yang di kerjakan oleh 
Kepler ialah suatu pelukisan yang akan menghubungkan 
pelbagai posisi planet Mars. Ini merupakan bagian hakiki 
dari penjelasan ilmiah; pelukisan tadi mencoba merumuskan 
pernyataan-pernyataan sedemikian rupa, sehingga 
pengamatan-pengamatan yang menimbulkan masalah 
tersebut akan di hubungkan secara sistematis satu sama lain 
dan dengan fakta-fakta lain yang sudah di amati. 

Bila ada suatu masalah sudah di ajukan suatu 
penyelesaian yang di mungkinkan, maka penyelesaian yang 
usulkan itu dinamakan hipotesis. Jadi, hipotesis ialah usulan 
penyelesaian yang berupa saran dan sebgai konsekuensinya 
harus di pandang bersifat sementara dan memerlukan 
ferivikasi. Biasanya di mungkinkan adanya sejumlah saran 
itu. 

Karena benda-benda angkasa senantiasa kembali 
pada posisi yang sama di langit (pengamatan yang lain), 
maka Kepler dapat mengemukakan sebuah hipotesis suatu 
jalan edar yang berupa garis bengkok, misalnya sebuah 
lingkaran atau sebuah elips. Hipotesis lingkaran telah di 
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sarankan dan di pergunakan oleh ahli-ahli astronomi 
sebelum dia, yaitu Ptolomeus dan Copernicus. Tetapi 
hipotesis lingkaran bukan hipotesis yang baik, karena 
dengan hipotesis tersebut sulit untuk mengadakan ramalan. 
Karena itu di tolak oleh Kepler dan ia mengambil keputusan 
menganut hipotesis elips. 

Di dalam proses menemukan hipotesis di katakan 
bahwa kegiatan akal bergerak keluar dari pengalaman, 
mencari suatu bentuk, katakanlah, untuk didalamnya 
disusun fakta-fakta yang telah di ketahui itu cocok dengan 
hipotesis yang telah di sarankan tersebut, maka segenap 
yang serupa pasti juga akan cocok dengan hipotesis tadi. 
Metode penalaran yang akan bergerak dari suatu perangkat 
pengamatan yang khusus kebenaran arah suatu pernyataan 
mengenai semua pengamatan yang sama di sebut deduksi. 
Seringkali deduksi di lakukan dengan memakai matematika. 
Jika suatu hipotesis tertentu benar, maka berarti ada hal-hal 
tertentu yang di ramalkan dan harus demikian keadaannya. 
Dari sini kita melihat bahwa teknik deduksi yang pada 
hakikatnya bersifat rasionalis itu merupakan suatu faktor 
penting di dalam metode ilmiah. 

Ramalan (prediction), kajian terhadap hipotesis di 
mulai dengan ramalan yang di lakukan secara hati-hati, 
sistematis dan dengan sengaja terhadap ramalan-ramalan 
yang di simpulkan dari hipotesis tertentu. Bila mungkin 
seorang ilmuwan harus mempersiapkan segala-galanya bagi 
pengamatan-pengamatan yang di lakukannya. Ia membuat 
alat-alat, mencoba mengendalikan apa yang akan terjadi dan 
bilamana terjadi. Ini dinamakan eksperimentasi. 

Jika pengamatan-pengamatan itu menunjukkan apa 
yang oleh hipotesis di ramalkan akan terjadi, berarti bahwa 
hipotesis tersebut mendapat dukungan. Salah satu di antara 
filsafat-filsafat yang penting dari metode ini ialah metode 
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tersebut mengajukan syarat yang sangat sederhana. Yang di 
ketengahkannya hanyalah kebenaran yang berupa 
probabilitas dan relativitas, bukannya kebenaran mutlak, 
karena pengamatan berikutnya mungkin sama sekali tidak 
mengukuhkan hipotesis tersebut.Sifat yang menonjol dari 
metode ilmiah ialah di gunakannya akal dan pengalaman di 
sertai dengan sebuah unsur baru, yaitu hipotesis. Bila suatu 
hipotesis dikukuhkan kebenarannya oleh contoh-contoh yng 
banyak jumlahnya, maka hipotesis tersebut kemudian dapat 
di pandang sebagai hukum.  

6) Logika 
Dilihat dari segi etimologi, perkataan logika berasal 

dari bahasa Yunani logike (kata sifat), yang berhubungan 
dengan kata benda logo yang artinya pikiran atau kata 
sebagai pernyataan dari pikiran itu. Hal ini menunjukkan 
kepada kita adanya hubungan antara pikiran dengan kata 
yang merupakan pernyataannya dalam bahasa. Kata pikiran 
tidaklah asing bagi kita dan kita mengetahui apa arti 
berpikir pada umumnya. Berpikir adalah suatu kegiatan 
jiwa untuk mencapai pengetahuan (Mehta, tth, 1). 

Logika secara terminologi mempunyai arti: ilmu 
yang memberikan aturan-aturan berpikir valid (sahih), 
artinya ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus 
diikuti supaya dapat berpikir valid (menurut aturan/ sahih). 

Logika dapat digolongkan kebenaran dalam ilmu 
normatif (Lubis, 2011), karena ia tidak membicarakan 
berpikir sebagaimana adanya, melainkan membicarakan 
berpikir sebagaimana seharusnya, juga mengetahui syarat-
syarat apa yang harus di penuhi dalam berpikir mencapai 
gagasan kebenaran itu. 

Pokok-pokok persoalan logika adalah pemikiran dan 
beberapa proses pembantunya. Ilmu dengnan cara yang 
sistematis mempelajari syarat-syarat yang harus di penuhi 
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untuk dapat berpikir valid, dapat menghundari serta 
mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ilmu ini juga 
memberikan norma-norma atau gagasan-gagasan, yaitu 
gagasan kebenaran dan mencoba mengetahui syarat-syarat 
yang harus di penuhi untuk mencapai gagasan kebenaran 
itu. 

Kebenaran dalam logika dapat di bagi dalam dua 
bagian, yaitu kebenaran bentuk dan kebenaran materi. Dari 
sini logika dibagi kebenaran dalam dua kategori pula; 
pertama, logika formal (formal logic), atau logika tradisional 
yang seringkali pula di sebut silogisme, dan kedua, logika 
material (maaterial logic). Kebenaran bentuk di bicarakan 
dalm logika formal, sedangkan kebenaran materi 
dibicarakan dalam logika material. 

Kebenaran bentuk artinya self consistency. 
Maksudnya, bahwa di dalam pikiran itu sendiri tidak 
terdapat pertentangan. Misalnya pernyataan segitiga yang 
bulat. Benda macam ini sudah pasti tidak akan di dunia ini. 
Oleh sebab itu kita tidak perlu mencari benda tersebut sebab 
akan sia-sia saja, benda itu pasti tidak ada. Kita tidak 
mungkin dapat memikirkan benda itu, sebab sudah jelas 
bahwa pernyataan itu dengan sendirinya sudah 
mengandung hal yang tidak benar, bertentangan. Kebenaran 
materi artinya bahwa di antara pikiran dan benda-benda 
yang ada di atas dunia terdpat penyesuaian. Jika dalam 
suatu keadaan, suatu gagasan tidak ada penyesuaiannya 
dengan benda-benda yang sebenarnya ada di dunia ini, 
maka di katakan bahwa gagasan itu secara materi benar. 

Sebuah argumen di katakan mempunyai kebenaran 
bentuk bila konklusinya kita tarik dengan aturan-aturan 
yang berlaku dalam suatu argumen tertentu. Dan suatu 
argumen di katakan mempunyai kebenaran materi jika 
proposisi-proposisi yang membentuk argumen di katakan 
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mempunyai kebenaran materi jika proposisi-proposisi yang 
membentuk argumen itu sesuai dengan kenyataan 
sebenarnya. Yang di maksud proposisi di sini ialah proses 
memperbandingkan dua konsep yang di nyatakan dalam 
bentuk bahasa. Misalnya dua konsep, manusia dan mortal, 
maka setelah di bandingkan hasilnya menjadi manusia 
adalah mortal. Di bawah ini adalah contoh argumen: 

Semua manusia adalah mortal 
Semua siswa adalah manusia 
Karena itu semua siswa adalah mortal. 
Argumen tersebut di katakan mempunyai kebenaran 

bentuk dan kebenaran materi karena memenuhi peraturan-
peraturan yang berlaku dalam sebuah argumen. Dalam hal 
ini sillogisme dan semua proposisi yang membentuknya 
sesuai pula dengan kenyataannya. 

Kebenaran bentuk dan kebenaran materi tidak mesti 
selalu bersamaan. Sebuah argumen mungkin mempunyai 
kebenaran bentuk, akan tetapi materinya tidak benar. 
Misalnya: 

Semua manusia adalah imortal 
Semua siswa adalah manusia 
Karena itu semua siswa adalah immortal. 
Menurut bentuknya argumen di atas benar, tetapi 

isinya tidak benar. Bentuknya benar karena memenuhi 
semua peraturan-peraturan semua argumen, dan menurut 
materinya tidak benar karena materi premis “semua 
manusia adalah immortal”, itu salah. Oleh karena itu, maka 
konklusi materinyapun salah. 

Logika formal membicarakan ketepatan kesimpulan, 
logika material membuktikan (menguji) isi kepurusan itu. 
Keputusan kita di katakan benar jika kebenaran itu memang 
sesuai dengan objeknya, dan sesuai dengan kenyataan nyata. 
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Logika adalah cabang filsafat yang telah di 
kembangkan sejak Aristoteles. Logika digolongkan 
kebenaran dalam teori pengetahuan. Logika menampilkan 
norma-norma berpikir benar untuk membentuk 
pengetahuan yang benar. Oleh sebab itu, faedah logika tidak 
hanya untuk berfilsafat saja, tetapi juga dalam bidang yang 
lainnya, di antaranya sebagai berikut: 

 Logika menyatakan, menjelaskan, dan 
mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang 
dapat di pakai dalam semuan lapangan ilmu 
pengetahuan. 

 Logika menambah daya berpikir abstrak dan 
melatih serta mengembangkan daya pemikiran 
dan menimbulkan disiplin intelektual. 

 Logika mencegah kita tersesat oleh segala 
sesuatu yang kita peroleh berdasarkan autoriti. 

 
b. Teori Hakikat (Ontologi) 

Hakikat artinya keadaan yang sebenarnya. Hakikat 
sebenarnya adalah keadaan sebenarnya dri sesuatu itu, 
bukan keadaan sementara yang selalu berubah. Teori 
hakikat merupakan cabang filsafat yang membicarkan 
hakikat sesuatu. Kita ambil salah satu contoh tentang 
hakikat air. Air, jika didinginkan sampai titik nol derajat 
celsius maka ia akan membeku. Jika air di panaskan maka ia 
akan menguap. Kalau begitu apakah hakikat air? Apakah 
hakikat itu yang cair, yang menguap, atau yang membeku, 
atau masing-masing itu mempunyai hakikat-hakikat sendiri, 
atau ada sesuatu hakikat yang tersembunyi di balik 
ketiganya?. 

Permasalahan tentang hakikat air di atas itu hanya 
merupakan contoh sederhana saja. Contoh yng mudah 
untuk memahamai kata “hakikat”. Permasalahan lain yang 
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hendak di bicarakan dalam teori hakikat sebenarnya banyak 
sekali dan luas sekali. Luasnya permasalahan itu sama 
dengan luasnya objek penyelidikan filsafat (objek material), 
yaitu segala yang ada dan yang mungkin ada. 

Kalau teori pengetahuan mempunyai cabang 
epistemologi dan logika, maka toeri hakikat mempunyai 
cabang sebagai berikut: Ontologi, Kosmologi, Antropologi, 
Theodecia, Filsafat Agama, Filsafat Hukum, Filsafat Pendidikan, 
dan lain-lain. 

Ontologi merupakan cabang teori hakikat yang 
membicarakan hakikat sesuatu yang ada. Apa sebenarnya 
hakikat dari sesuatu yang ada? Ada empat macam aliran 
filsafat yang mencoba memberikan jawaban atas persoalan 
di atas: 

1) Materialisme 
2) Idealisme 
3) Dualisme 
4) Agnosticisme. 

 
1) Materialisme 

Istilah materialisme dapat di beri definisi dengan 
beberapa cara, di antaranya, pertama, materialisme adalah 
teori yang mengatakan bahwa atom materi yang berada 
sendiri dan merupakan unsur-unsur yang membentuk alam 
dan bahwa akal dan kesadaran (consciouness) termasuk di 
dalamnya segala proses fisikal merupakan mode materi 
tersebut dan dapat sederhanakan menjadi unsur-unsur fisik; 
kedua, bahwa doktrin alam semesta dapat di tafsirkan 
seluruhnya dengan sains fisik. Kedua definisi tersebut 
mempunyai implikasi yang sama, walalupun cenderung 
untuk menyajikan bentuk-bentuk materialisme yang lebih 
tradisional. Pada akhir-akhir ini, doktrin tersebut di jelaskan 
sebagai energisme yang mengembalikan segala sesuatu 
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kepada bentuk energi, atau sebagai suatu bentuk dari 
positivisme yang memberi tekanan untuk sains dan 
mengingkari hal-hal seperti Ultimate nature of reality (realita 
yang paling tinggi; Allah). 

Materialisme modern mengatakan bahwa alam 
(universe) itu merupakan kesatuan material yang tidak 
terbatas; alam, termasuk kesatuan material yang tidak 
terbatas; termasuk di dalamnya segala materi dan energi 
(gerak atau tenaga) selalu ada dan akan tetap ada, dan 
bahwa alam (world) adalah realitas yang keras, dapat di 
sentuh, material, objektif, yang dapat di ketahui oleh 
manusia. Materialisme modern mengatakan bahwa materi 
itu ada sebelum jiwa (mind), dan dunia material adalah yang 
pertama, sedangkan pemikiran tentang dunia ini adalah 
nomor dua. 

Materialisme beranggapan bahwa hakikat benda 
adalah benda itu sendiri. Hakikat kayu adalah kayu itu 
sendiri. Hakikat air adalah air itu sendiri, begitu pula yang 
lainnya. 

2) Idealisme 
Kata idealisme dalam filsafat mempunyai arti yang 

sangat berbeda dengan pengertiannya dalam bahasa sehari-
hari. Secara umum kata itu berarti, pertama, seorang yang 
menerima ukuran moral yang tinggi, estetika dan agama 
serta menghayatinya; kedua, orang yang dapat melukiskan 
dan menganjurkan suatu rencana atau program yang belum 
ada. 

Arti filsafat dari kata idealisme di tentukan oleh arti 
biasa dari kata ide. Ringkasnya, idealisme mengatakn bahwa 
realistas terdiri atas id-ide, pikiran-pikiran, akal (mind) atau 
jiwa (self) dan bukan benda material dan kekuatan. 
Idealisme menekankan mind sebagai hal yang lebih dahulu 
daripada materi. Jika materialisme mengatakan bahwa 
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materi adalah riil dan akal (mind) adalah fenomena yang 
menyertainya, maka idealisme mengatakan bahwa akal 
itulah yang riil dan materi adalah produk sampingan. 
Dengan demikian, idealisme beranggapan bahwa hakikat 
benda-benda yang ada itu adalah ide atau akal, atau jiwa; 
bukan materi. 

Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau 
metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas, 
atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran atau jiwa. 
Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak 
pada permukaannya. Dunia di pahami dan di tafsirkan oleh 
penyelidikan tentang hukum-hukum pikiran dan kesadaran, 
dan tidak hanya oleh metode ilmu objektif semata-mata. 

Oleh karena alam mempunyai arti dan maksud; di 
antara aspek-aspeknya adalah perkembangan manusia, 
maka seorang idealis berpendapat bahwa terdapat suatu 
harmoni yang dalam antara manusia dengan alam. Apa 
yang tertinggi dalam jiwa merupakan yang terdapat dalam 
dalam alam. Manusia merasa berada di rumahnya dalam 
alam. Ia bukan orang asing atau mahluk ciptaan nasib. Oleh 
karena alam ini adalah suatu sistem yang logis dan spiritual, 
dan hal ini tercermin dalam usaha manusia untuk mencari 
kehidupan yang baik. Jiwa (self) bukannya satuan yang 
terasing atau tidak riil. Jiwa adalah bagian sebenarnya dari 
proses alam. Proses ini dalam tingkat yang tinggi 
menunjukkan dirinya sebagai aktivitas, akal, jiwa atau 
perorangan. Manusia sebagai suatu bagian dari alam 
menunjukkan struktur alam dalam kehidupan sendiri. 

Natur atau alam yang objektif adalah riil dalam arti 
bahwa ia ada dan menurut perhatian dari, dan penyesuaian 
diri, dari kita. Meskipun begitu alam tidak dapat berdiri 
sendiri, karena alam yang objektif bergantung, sampai batas 
tertentu, kepada akal. Kaum idealis percaya bahwa 
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manifestasi alam yang lebih kemudian dan lebih tinggi 
adalah lebih penting dalam menunjukkan sifat-sifat 
prosesnya daripada manifestasi yang lebih dahulu dan lebih 
rendah. Kaum idealis dapat menginzinkan ahli-ahli sains 
fisika untuk mengatakan bahwa apakah materi itu, dengan 
syarat bahwa mereka tidak berusaha untuk menciutkan 
segala yang ada dalam alam ini kepada kategori tersebut. 
Mereka juga bersedia mendengarkan ahli-ahli biologi untuk 
melukiskan kehidupan dan proses-prosesnya dengan syarat 
bahwa mereka tidak menciutkan tingkt-tingkat lainnya 
kepada tingkat biologi atau sosiologi. 

Kaum idealis menekankan kesatuan organik dari 
proses dunia. Keseluruhan dan bagian-bagiannya tidak dapt 
di pisahkan kecuali dengan menggunakan abstraksi yang 
membahayakan, yakni yang memusatkan perhatian 
terhadap aspek-aspek lain yang sam pentingnya. Menurut 
sebagian dari kelompok idealis, terdapat kesatuan yang 
dalam, suatu rangkaian tingkatan yang mengungkapkan, 
dari materi, melalui bentuk-bentuk tumbuhn yang 
kemudian melalui bentuk binatang hingga sampai kepada 
bentuk manusia, akal, dan jiwa. Dengan demikian, maka 
prinsip idealisme yang pokok adalah kesatuan organik. 
Kaum idealis condong untuk menekankan teori koherensi 
atau konsistensi dari percobaan kebenaran, yakni suatu 
putusan (judgement) akan benar jika ia sesuai dengan 
putusan-putusan lain yang telah di terima sebagai yang 
benar. 

 
3) Dualisme  

Dualisme adalah aliran filsafat yang mencoba 
memadukan antara dua paham yang saling bertentangan, 
yaitu materialisme dengan idealisme. Matreialisme 
mengatakan bahwa materi itu adalah yang hakikat, 
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sedangkan ide atau ruh bukan hakikat. Sedangkan idealism 
sebaliknya, justru idelah yang hakikat sedangkan materi 
bukan hakikat. Menurut materialisme, ruh muncul karena 
ada materi, tidak mungkin ada ruh jika tanpa ada materi. 
Sedangkan menurut idealism justru munculnya materi 
karena adanya ruh. Materi tidak aka nada jika ada ruh. 

Dualisme mengatakan bahwa baik materi maupun 
ruh sama-sama hakikat. Materi muncul bukan Karena 
adanya materi. Tetapi dualisme juga masih mempunyai 
masalah, yaitu tentang hubungan antara materi dengan ruh 
atau ide. Kita lihat sebuah contoh, jika jiwa sedang sehat 
maka badanpun sehat kelihatannya. Sebaliknya jika jiwa 
seorang sedang penuh dengan kedukaan biasanya 
badanpun ikut sedih, maka murunglah orang tersebut. 
Contoh di atas menggambarkan adnya hubungan atau kerja 
sama antara jiwa dengan badan, kerjasama yang terjadi 
secara spontanitas atau reflektif. Masalahnya, kenapa terjadi 
bentuk kerjasama dan hubungan sedemikian rupa dan siapa 
yang memadukannya? Ini adalah masalah dualisme. 

4) Agnoticisme 
 Agnoticisme adalah aliran yang mengatakan bahwa 
manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu di balik 
kenyataan ini. Manusia tidak mungkin mengetahui apa 
hakikat batu, air, api, dan lain sebagainya. Sebab menurut 
paham ini kemampuan manusia sangat terbatas dan tidak 
mungkin tahu apa hakikat sesuatu yang ada, baik oleh 
inderanya maupun oleh pikirannya. Aliran ini mempunyai 
masalah yaitu tentang siapa sebenarnya yang bisa 
mengetahui hakikat sesuatu yang ada? Aliran ini tidak 
memberikan jawabannya. 
 

c. Kosmologi 
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 Dalam pembicaraan kosmologi ini masalah 
perbincangan tentang hakikat terdalam dari kenyataan 
untuk sementara kita tinggalkan. Kita akan membicarakan 
segi kenyataan yang di namakan alam fisik. Sampai kini kita 
telah menelaah pengertian-pengertian yang di pakai dalam 
masalah-masalah yang menyangkut epistemologi. Juga telah 
kita pelajari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang dapat di 
rumuskan. Selanjutnya telah kita bicarakan istilah-istilah 
yang di gunakan dalam pembahasan mengenai masalah 
hakikat terdalam dari kenyataan maupun sejumlah 
penyelesaian yang mungkin ada terhadap pertanyaan-
pertanyaan yang muncul. 
 Alam fisik atau jagat raya (cosmos) merupakan objek 
penyelidikan ilmu-ilmu alam, khususnya fisika. Ini berarti 
bahwa kasmologi adalah penyelidikan tentang jagat raya 
fisik, terdiri dari dua bagian: pertama, penyelidikan filsafat 
mengenai istilah-istilah pokok yang terdapat dalam fisika, 
seperti ruang, waktu, dan sebagainya; kedua, pra anggapan-
pra anggapan yang terdapat dalam fisika sebagai ilmu 
tentang jagat raya. Kadang-kadang sekedar untuk 
membedakan masalah-maslah tersebut dari masalah 
ontology, maka bidang ini di namakan filsafat fisika atau 
filsafat ilmu-ilmu alam. Dalam arti tertentu, kosmologi pun 
membicarakan masalah-masalah mengenai fisika, dan 
bukannya masalah-masalah dalam fisika. 
 Terdapat pula segi ketiga dari filsafat fisika, yaitu 
berupa penyelidikan mengenai susunan ilmu fisika sebagai 
ilmu dan analisis terhadap metode-metode ilmiah telah di 
bicarakan di muka. 
 Pada intinya kosmologi ingin mengetahui hakikat 
asal, susunan dan hakikat perubahan, serta hakikat tujuan 
akhir dari pada jagat raya ini. Di bicarakan dalam cabang ini 
misalnya soal bagaimana sesungguhnya hakikat asal dari 
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jagat raya ini, dari mana asalnya, bagimana cara terjadinya, 
bagaimana evolusinya, bagaimana akhir adanya, dan 
bagaimana susunan yang sesungguhnya. 

d. Antropologi 
 Cabang antropologi ini akan mencoba mengalihkan 
pikiran-pikiran kita kepada pikiran-pikiran yang sebenarnya 
secara umum sudah kita bahas. Kita telah melakukan upaya-
upaya kefilsafatan untuk menemukan hakikat alam. 
Sekarang kita mencoba untuk membicarakan secara khusus 
tentang diri kita sendiri, yaitu tentang manusia. Apa 
sebenarnya manusia? 
 Pendapat aliran materialisme dan aliran idealism 
dalam membicarakan hakikat alam telah kita ajukan sebagai 
suatu sample saja, karena kedua aliran tersebut mempunyai 
anggapan yang satu sama lain saling bertentangan tentang 
penilaian hakikat alam. Begitupun dalam antropologi kita 
akan mencoba mengajukan pendapat dari kedua aliran 
tersebut untuk menemukan hakikat manusia. 
 Pandangan materialisem yang mengatakan bahwa 
realitas seluruhnya terdiri dari materi, berarti bahwa tiap-
tiap benda atau kejadian dapat di jabarkan kepada materi 
atau salah satu proses material (lihat K. Berten, 1983 : 77). 

Manusia adalah bagian dari alam yang di pandang 
sebagai kesatuan totalitas. Hakikat manusia adalah jasmani 
manusia itu sendiri dan bukan ruhnya. Sebab ruh itu hanya 
ada jika tempat yang di tumpanginya masih utuh; 
sebaliknya ruh itu akan hilang apabila badan jasmani yang 
di tumpanginya telah hancur (mati). Hakikat manusia 
adalah manusia itu sendiri. Bukan ruh manusia, sebab ruh 
akan ada jika ada materinya. Adanya istilah ruh manusia 
karena di ketahui adanya materi yang dinamakan demikian. 
Dengan demikian, materi ada sebelum ada ruhnya, materi 
itulah asal manusia. Bandingkan dengan firman Allah yang 
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menjelaskan tentang kejadian dan asal-usul manusia dan 
ruh dalam al-Qur’an. 
 Surah ke-6, al-An’am ayat 2 yang terjemahannya 

sebagai berikut: “Dialah yang menciptakan kamu dari 
tanah, sesudah itu di tentukan ajal (kematianmu)….” 

 Surah ke-7 al-A’raf ayat 12 yang terjemhannya 
sebagai berikut: “Menjawab iblis: saya lebih baik dari 
padanya. Engkau ciptakan saya dari api sedang dia 
(Adam) Engkau ciptakan dari tanah”. 

 Surah ke-23, al-Mu’minun ayat 12-15 yang 
terjemahannya sebagai berikut: “Dan sesungguhnya 
kami telah manusia dari saripati (berasal) tanah”, ayat 12. 
“kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang di 
simpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)”, ayat 13. 
“Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu 
segumpal darah itu kami jadikan tulang-belulang, lalu 
tulang-belulang itu kami bungkus dengan daging. 
Kemudian kami jadikan dia mahluk yang (berbentuk lain). 
Maha Suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik”, ayat 14. 
“Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu benar-benar 
akan mati”, ayat 15. 

 Surah al-Sajdah ayat 7-9 yang terjemahannya sebagai 
berikut: “Yang membuat segala sesuatu yang Dia 
ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan 
manusia dari tanah”, ayat 7. 
“Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air 
yang hina (air mani)”, ayat 8. 
“Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke 
dalam (tubuhnya) ruh (ciptan)-Nya dan Dia menjadikan 
kamu pendengaran, penglihatan dan hati (tetapi) kamu 
sedikit yang bersyukur”, ayat 9. 
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 Surah ke-37 al-Shaffat ayat 11 yang terjemahannya 
sebagai berikut: “….Sesungguhnya Kami telah 
menciptakan mereka dari tanah liat”. 

 Surah ke-38 Shad ayat 71, 72, 76 yang terjemahannya 
sebagai berikut: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman 
kepada malaikat: Sesungguhnya Aku akan menciptakan 
manusia dari tanah”, ayat 71. 
“Maka apbila telah Kutiupkan kepadanya ruh (ciptaan)-
Ku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud 
kepadanya”, ayat 72. 
“Iblis berkata: Aku lebih baik dari padanya (manusia), 
karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Engkau 
ciptakan (manusia) dari tanah”, ayat 76. 

 Surah ke-17 al-Isra ayat 61 yang terjemahannya 
sebagai berikut: “Dan ingatlah tatkala Kami berfirman 
kepada para malaikat: sujudlah kamu kepada Adam, lalu 
mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata: Apakah aku akan 
sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah?”. 

 Surah ke-17 al-Isra ayat 85 yang terjemahannya 
sebagai berikut: “Dan mereka bertanyan kepadamu 
tentang ruh. Katakanlah: ruh itu termasuk urusan Tuhan-
Ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan 
sedikit”. 

 Surah ke-21 al-Anbiya ayat 91 yang terjemahannya 
sebagai berikut: “Dan (ingatlah kisah) Maryam yang 
telah memlihara kehormatannya, lalu Kami titipkan 
kedalam (tubuh)nya ruh dari Kami dan Kami jadikan dia 
dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi 
semesta alam”.  
Kejadian dan asal-usul manusia serta ruh menurut 

idealism berbeda dengan pandangan dan ajaran Islam. 
Pandangan idealism dengan ajaran ilslam mengenai hal ini 
bertentangan satu satu sama lainnya. Menurut aliran 
idealism, segala yang tampak di hadapan kita hanyalah 
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merupakan ide yang tidak tampak. Hakikat sesuatu yang 
ada di ala mini adalah sesuatu yang ada dalam ide. Hakikat 
manusia adalah idea (ruh) dari manusia yang tidak kelihatan 
dan bukan tampak di hadapan kita atau badan (jasmani). 
Idealism menganggap bahwa asal manusia hanya 
merupakan penjara sementara bagi idea (ruh) nya, pada saat 
ruh akan pergi meningalkan manusia (jasmani) dan saat itu 
di namakan kematian, yakni saat terjadinya perpisahan 
antara ruh dengan jasmani manusia. 

Kehidupan manusia di ala mini di awali dengan 
tidak ada, kemudian ada (lahir) dan terakhir tidak ada lagi 
(mati), (lihat al-Qur’an surah ke-7 al-A’raf ayat 25). 
Mengenal lamanya hidup manusia di dunia tidak perlu kita 
perbincagkan di sini, sebab sulit untuk memberikan jawaban 
yang pasti tentang hal tersebut. Tetapi, yang penting kita 
pertanyakan adalah: apa sebenarnya mati itu dan bagaimana 
nasib manusia setelah mengalami kematian? Bagi seorang 
materialis, materi itu abadi, tidak di ciptakan oleh kekuatan 
lain. Mati menurut pandangan materialism merupakan 
peristiwa berhentinya gerak dan fungsi organ tubuh 
manusia. Berhenti untuk selama-lamanya, tidak pernah 
hidup lagi. Manusia yang sudah mati di ibaratkan sebuah 
mesin yang tidak bekerja lagi, tidak ada beban apapun di 
balik kematiannya.  

Idealisme lain lagi pendapatnya. Mereka 
menganggap bahwa mati itu merupakan saat keluarnya ruh 
dari penjaranya, yaitu jasmaninya. Mati merupakan cara 
untuk menemukan kehidupan yang baru bagi ruh dan 
berakhirnya tugas badan atau materi. Hidup setelah mati 
merupakan hidup yang sebenarnya, hidup yang kekal dan 
tidak mengenal batas akhir. Demikian pandangan idealism 
tentang mati. (Bandingkan dengan al-Qur’an surah al-
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Dukhan ayat 35, surah Ali-Imran ayat 169, suarh al-Baqarah 
ayat 260). 

e. Theodecia 
Cabang filsafat ini atau teologi ini membicarakan 

tentang dasar-dasar ketuhanan dan hubungan manusia 
dengan Tuhan berdasarkan logika atau pendapat akal 
manusia. Theodecia tidak membicarakan Tuhan dari segi 
agama. Dalam islam, pembicaraan mengenai Tuhan dan 
ketuhanan dengan menggunakan akal di sebut kalam. Ilmu 
tentang Tuhan dan Ketuhanan tersebut ilmu kalam, ilmu 
tauhid, ilmu aqai’d atau ilmu ushuluddin. Dalam aliran ini 
terdapat sejumlah aliran, yaitu: 

1) Theisme 
Aliran ini mempercayai bahwa Tuhan merupakan 

pencipta dan pengurus alamini. Tuhan adalah sebab bagi 
yang ada di alam ini.  

2) Monotheisme 
Monotheisme mengatakan bahwa di seluruh alam 

hanya ada satu Tuhan. Dia adalah pencipta dan pengatur 
segala yang ada di dalam ini. Tidak ada lagi Tuhan selain 
Dia. Dalam islam, monotheisme di sebut ajaran tauhid. 

3) Trinitheisme 
Ajaran ini mengajarkan bahwa Tuhan itu ada tiga. 

Ketiga Tuhan ini mempunyai tugas dan fungsi yang 
berbeda. Ada Tuhan pencipta, Tuhan pememlihara, dan ada 
juga Tuhan pemusnah. Dalam agama Hindhu ajaran ini di 
sebut trimurti, yang terdiri dari Dewa Brahma, Dewa Siwa, 
dan Dewa Wishnu. Dalam agama Nasrani di sebut Trinitas 
yang terdiri atas Tuhan Anak (Jesus), Tuhan Ibu (Maryam), 
dan Tuhan Bapak (Ruh Kudus). Paham ini merupakan 
kelanjutan dari paham politheisme yang menganggap 
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bahwa Tuhan itu banyak jumlahnya, kemudian mereka 
batasi sampai ada tiga Tuhan saja. 

4) Politheisme 
Aliran ini mengatakan bahwa Tuhan atau dewa itu 

banyak. Pada mulanya dewa-dewa atau Tuhan-tuhan dalam 
politheisme mempunyai kedudukan yang hampir sama. 
Akan tetapi karena beberapa hal, lambat laun beberapa di 
antara mereka ada yang mempunyai kedudukan yang lebih 
tinggi dari dewa-dewa lainnya. 

 

5) Pantheisme 
Pan berararti seluruh, theis berarti Tuhan. Jadi, 

pantheisme mengandung arti seluruh Tuhan. Pantheisme 
mengajarkan bahwa seluruh alam ini adalah Tuhan. Tuhan 
adalah alam dalam keseluruhannya dan benda-benda 
merupakan bagian dari Tuhan. Tuhan adalah immanent atau 
berada dalam alam ini. Pantheisme mengajarkan pula bahwa 
Tuhan (Yang Maha Tinggi) hanya satu dan kekal. Adapun 
alam yang dapat di inderakan oleh kita, yang mana selalu 
berubah dan merupakan bagian dari Tuhan adalah ilusi 
khayalan belaka. 

6) Atheisme 
A berarti tidak. Atheism berarti (paham) tidak 

bertuhan. Atheism mengatakan bahwa Tuhan itu 
sebenarnya tidak ada. Seorang atheis tidak pernah berdoa 
atau berhubungan dengan Tuhan, bukan karena ia tidak 
tahu adanya Tuhan, tetapi keyakinannya yang mengajarkan 
bahwa Tuhan itu betul-betul tidak ada. 

Seorang atheis menafikan adanya Tuhan, karena 
Tuhan tidak menunjukkan dirinya dengan nyata dan jelas 
kepada manusia. Jika memang Tuhan itu ada, apa sebabnya 
ia tidak menjadikan ala mini sekaligus sempurna? Alam ini 
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penuh dengan kekurangan, di mana-mana sering terjadi 
bencana yang tidak sedikit memakan korban, baik harta 
maupun jiwa manusia.  

7) Agnotisisme 
Paham ini berada di tengah-tengah, berada di antara 

paham-paham yang mengajarkan bahwa Tuhan itu ada 
dengan paham yang mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak 
ada. Menurut paham ini, manusia tidak akan sanggup untuk 
memperoleh pengetahuan tentang Tuhan. Aliran ini tidak 
menafikan Tuhan secara tegas dan juga tidak mengatakan 
bahwa Tuhan itu ada. Aliran ini masih meragukan tentang 
ada atau tidaknya Tuhan. Oleh sebab itu paham ini di sebut 
juga skeptisisme  (ragu-ragu). Kaum agnostic dengan sikap 
skeptic antara atheism dan theism, masih memungkinkan 
untuk dapat di tarik kedalam lingkungan agama. 

f. Filsafat Agama 
 Filsafat agama pada pokonya adalah pemikiran 
filsafat tentang agama. Sama halnya dengan filsafat seni 
yang merupakan pemikiran filsafat tentang seni. 
Mempelajari filsafat agama tidak perlu dan tidak selalu di 
lakukan dari sikap pandangan keagamaan. Orang atheis dan 
agnostic, begitu juga orang memiliki keyakinan agama dapat 
berfilsafat tentang agama. Filsafat agama akan menerangkan 
masalah agama secara filosofis. Agama yang di maksud 
tidak terikat pada satu macam agama saja melainkan agama 
secara keseluruhan. 

Filsafat agama membicarakan soal-soal yang secara 
umum berlaku atau di akui oleh semua agama, seperti soal 
Tuhan, Iman, dan Ibadat. Apa itu Tuhan? Apa itu Iman? 
Apa itu ibadat? Ketiga masalah tersebut akan di jumpai oleh 
para pembaca yang budiman dalam filsafat agama yang kini 
telah menjadi satu bidang studi tersendiri. 
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1) Agama 
Agama tidak mudah di beri defenisi atau di lukiskan, 

karena agama menyangkut beberapa bentuk yang 
bermacam-macam di antara suku-suku dan bangsa-bangsa 
di dunia. Walaupun kita dapat sepakat bahwa tidak ada 
defenisi agama yang dapat di terima secara universal, 
namun semua orang mengira bahwa sepanjang sejarah, 
manusia telah menunjukkan rasa suci dan agama adalah 
termasuk dalam kategori hal yang suci tersebut. 

Setiap agama memiliki kesamaan arti tertentu 
tentang agama. Misalnya, agama ialah aturan Tuhan untuk 
manusia; agama adalah ajaran Tuhan yang pasti benarnya; 
agama adalah jalan hidup bahagia dan sebagainya. Di sini 
filsafat agama dapat menafsirkan mengapa agama itu harus 
merupakan peraturan dari Tuhan; mengapa ajaran Tuhan 
pasti benarnya; mengapa agama dapat membawa manusia 
pada bahagia; dan seterusnya. 

2) Tuhan    
Kepercayaan kepada Tuhan merupakan dasar 

keutamaan dalam paham keagamaan. Tiap-tiap agama 
berdasarkan atas kepercayaan pada sesuatu kekuatan gaib 
dan cara hidup setiap manusia yang percaya pada agama di 
dunia ini amat rapat hubungannya dengan kepercyaan 
tersebut. Sesuatu yang memiliki kekuatan gaib itu di sebut 
Tuhan. Konsep tentang Tuhan banyak sekali macamnya, kita 
kenal seperti, monotheisme, dinamisme, trinitheisme, 
politheisme, dan pantheismeyang kesemuanya itu 
membicarakan tentang Tuhan. 

Dalam setiap agama, Tuhan merupakan sentral atau 
pusat perhatian bagi para pemeluknya. Seorang muslim 
akan memusatkan perhatiannya kepada Allah Swt. Seorang 
pemeluk agama Hindu akan memusatkan pusat 
perhatiannya kepada Trimurti, dan lain sebagainya. 
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3) Iman 
Iman berarti percaya. Setiap agama mengajarkan 

tentang iman. Filsafat agama harus dapat memberikan 
jawaban apa sebenarnya hakikat iman. Dalam islam, iman 
merupakan unsur pokok agama atau ashuluddin. Begitupun 
dalam agam-agama lainnya. Perwujudan dari keimanan ini 
akan tampak dalam peribadatan-peribadatan yang cara dan 
bentuknya telah di tentukan oleh agama masing-masing. 

4) Ibadat 
Setiap agama mengenal apa yang di sebut ibadat. 

Ibadat merupakan perwujudan iman. Setiap agama 
mengajarkan tata cara dan acara untuk beribadat kepada 
Tuhannya. Ibadatnya seorang Muslim akan berbeda 
ibadatnya dengan orang Nasrani, Hindu, dan sebagainya. 

Pada hakikatnya ibadat yang di lakukan oleh setiap 
pemeluk agama mempunyai tujuan yang sama, yaitu 
sebagai realitas dari keimanan, dan pengabdian terhadap 
Tuhannya. 
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BAB. IV 
REPETISI DAN REFLEKSI 

 
 Sebagian masyarakat awam dan mahasiswa 
memandang filsafat sebagai pengetahuan yang membuat 
pusing kepala, njlimet dan kering dari persoalan kehidupan. 
Bagi mereka filsafat merupakan pengetahuan yang hanya 
berada pada alam pikiran dan permaianan bahasa yang jauh 
dari realitas kehidupan sehari-hari. Bahkan, ada sebagian 
orang yang memandang filsafat sebagai pengetahuan yang 
dapat menjerumuskan manusia kepada jalan kesesatan, 
mendangkalkan keyakinan, dan jauh dari Tuhan. Mereka 
membuang jauh-jauh filsafat dari kehidupannya agar dapat 
berhubungan dengan Tuhan secara khusu’ dan tawadlu.  
 Munculnya pandangan-pandangan tersebut tidak 
bisa dinafikkan keberadaannya karena ada sebagian tokoh 
seperti Al-Ghazali dan Ibn Shalah yang melarang untuk 
mempelajari filsafat. Selain itu, pembelajaran filsafat yang 
berkembang selama ini cenderung pada kajian historis dan 
sistematik sehingga kurang menyentuh fungsi dan manfaat 
mengkaji filsafat bagi kehidupan manusia. Padahal dalam 
catatan sejarah, filsafat yang berkembang sekarang ini tidak 
terlepas dari tradisi agama yang ada pada zaman kenabian 
dan mereka para filsuf dalam mengkaji filsafat bermaksud 
untuk memberikan pemahaman kepada umat tentang 
eksistensi Tuhan serta melatih pemikiran manusia dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan.  

Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, perlu 
kiranya di telusuri dan di teliti tentang sejarah filsafat. 
Bagaimana awal tumbuhnya tradisi filsafat, mengapa terjadi 
penyimpangan “orientasi” di kalangan umat islam dan apa 
manfaatnya mempelajari filsafat bagi kehidupan manusia?. 
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A.  Asal Usul dan Pengertian Filsafat 
Menurut catatan sejarah bahwa asal kata filsafat 

berasal dari bahasa yunani philosophia yang berasal dari kata 
philo dan Sophia. Philo berarti cinta dan Sophia berarti 
kebijaksanaan.64 Jadi filsafat berarti cinta kebijaksanaan. 
Menurut K. Bertens, perkataan filsuf (philosophos) untuk 
pertama kalinya dalam sejarah di pergunakan oleh 
phytagoras (Abad ke-6 SM). Tetapi kesaksian sejarah tentang 
kehidupan dan aktivitas phytagoras sering tercampur 
dengan legenda-legenda sehingga sering kali kebenarannya 
tidak dapat di bedakan dari rekan-rekan saja.65 Meskipun 
demikian, menurut K. Bertens, istilah filsafat dan filsuf telah 
lazim di gunakan oleh Socrates (Abad ke-5 SM).66  

Kemudian istilah philosophia di arabisasikan dengn 
istilah falsafah dan bagi bangsa Indonesia terjadi 
pengharakatan yang salah dari deretan huruf f-l-s-h (falsafah, 
Arab) atau f-l-s-t ((falsafat, persi) dan di kenal dengan istilah 
filsafat.67 

Sebenarnya dalam filsafat yang di pahami oleh 
masyarakat yunani tidak sederhana seperti arti filsafat yang 
di terjemahkan ke dalam bahasa inggris “the love of wisdom”, 
melainkan lebih pada usahapencariaan yang berhubungan 
dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau dalam 
bahasa lain lebih mengembangkan pada sikap curiosity (rasa 

 
64 Paul Edwards (Ed.), The Encyclopedia of philosophy, Vol. 6, 

(New York: Macmillan Publishing Co, 1972), hlm. 216.  
65K.Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, (Yogyakarta: Kanisius), 

1975, hlm.13  
66K.Bertens, sejarah…,hlm.13 
67Norcholish Madjid, “Kalam Kekhlmifahan Manusia dan 

Reformasi Bumi Suatu Percobaan Pendekatan Sistematis Terhadap 

Konsep Antropologi Islam”, Dalam Mimbar Studi No.1 tahun XXXII IAIN 

Sunan Gunung Djati Bandung, hlm.6-7. 
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ingin tahu) yang di miliki leh manusia untuk 
mengungkapkan hakikat segala sesuatu yang ada.68 

pemahaman seperti di sebutkan di atas disebabkan 
karena masyarakat yunani merupakan masyarakat yang 
memiliki sikap rasional dan demokratis.69 Sikap rasional 
mereka pertunjukan dengan semangat yang tinggi dalam 
memerangi takhayul dan kebodohan serta menjadikan 
pengetahuan sebagai kebenaran tertinggi.  Sikap rasional 
orang-orang yunani di bangun dengn cara mengembangkan 
pola berpikir yang sintetis, kontinu dan analogis.70 
Sedangkan sikap demokratis mereka perlihatkan dalam 
suatu rapat warga Negara dan sikap bebas dalam 
mengeluarkan pendapat. Dengan karakteristik seperti itulah, 
pemikiran filsufis tumbuh dengan subur di masyarakat 
yunani.  

Selain itu, filsafat bagi masyarakat yunani bukanlah 
sebagai ilmu pengetahuan seperti yang di pahami sekarang. 
Filsafat bagi mereka merupakan segala pengetahuan ilmiah 
yang awalnya dimaksudkan untuk melepaskan diri dari 
kekuasaan golongan agama berhala (bersahaja) dengan jalan 
menguji kebenaran ajaran-ajarannya. Apa yang di benarkan 
oleh akal pikiran di namakan filsafat, sedangkan yang tidak 
dapat di terima oleh akal pikiran di masukkan ke dalam 
cerita-cerita keagamaan.  

 
68Paul Edwards (Ed.), The Encyclopedia, hlm.216. 
69 Edward MC Nall Burns and Philip Lee Ralph, World 

Civilizations From Ancient to Contemorary, ( New York: W.W. Norton & 

Company Inc, 1964 ), hlm. 202. 
70Dengan pola piker seperti ini, filsafat yunani mengalami 

hambatan ketika di sebarkan ke dalam masyarakat Islam yang umumnya 

berpola piker jadali. Lihat Budhy Munawar Rahman, Islam Pluralis 

Wacana kesetaraan Kaum Beriman, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 

170. 
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Menurut Edward MC Nall Burns and Philip Lee Ralp 
dalam bukunya World Civilization From Ancient to 
Contemporay bahwa filsafat yunani ula-mula tumbuh pada 
abad ke-6 SM di sebuah kota kecil di Militos Asia kecil 
dalam sebuah mazhab Milesian (Milesian School).71 Militos 
pada saat itu merupakan kota terpenting dari kedua belas 
kota Ionia. Kota ini letaknya di bagian selatan pesisir Asia 
kecil. Kota ini mempunyai pelabuhan sehingga berfungsi 
menjadi penghubung dengan daerah yang lain. Oleh karena 
itu, Militos menjadi titik pertemuan di antara berbagai 
macam kebudayaan dan tempat segala macam informasi 
yang saling berinteraksi antara satu daerah dengan daerah 
yang lain.  

Corak filsafat yang di kembangkan pada wilayah itu 
lebih bersifat saintifik dan materialistic. Focus kajian mereka 
berkisar pada persoalan hakikat dunia fisik. Mereka percaya 
bahwa segala segala sesuatu dapat di reduksi ke substansi 
primer atau materi asal yang sumbernya berasal dari dunia 
bintang-bintang, hewan dan manusia yang di jadikan tempat 
kembali yang utama.  

Filsafat yang tumbuh di Yunani sebenarnya 
bukanlah sebagai awal mula munculnya filsafat di dunia 
seperti pendapat umum yang ada selama ini. Di mesir Kuno 
sebenarnya telah berkembang pemikiran yang bersifat 
filosofis. Mesir telah melahirkan pemikiran tentang hakikat 
semesta, masalah sosial dan etika manusia.72 Bahkan, 
menurut Hasan Hanafi, filsafat Yunani tidak lepas dari 
pengaruh asia kecil yang secara geografis dan historis 
bersinggungan dengan peradaban Mesopotamia dan agama 

 
71Edward MC Nall Burns and Philip Lee Ralph, World 

Civilizations, hlm.219 
72Edward MC Nall Burns and Philip Lee Ralp, World Civilizations, 

hlm.218.  
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timur, terutama dari Persia. Legenda siris Osiris dan horis 
sangat popular dalam mitologi Yunani. 73 

Lebih jauh Hasan Hanafi mengatakan bahwa 
phytagoras mengenal matematika Timur dan Tasawufnya. 
Plato pernah belajar di Memphis selama kurang lebih 15 
tahun. Teorinya tentang idea di ambilnya dari teori kesenian 
Mesir Kuno. Hanya saja teori kesenian Mesir Kuno di 
terapkan dalam lukisan yang kasat mata, sedangkan teori 
Plato berupa pemikiran yang abstrak. Demikian juga, 
seluruh aspek iluminis tasawuf dalam filsafat Yunani, 
termasuk soterisme Socrates, kontemplasi Thales dan pakar 
fisika awal tentan kejadian alam dan kehidupan, menurut 
Hasan Hanafi, merupakan kelanjutan peradaban timur. 
Astronomi, ilmu sihir dan dunia paranormal di Yunani juga 
diboyong dari Babilonia.74 

Senada dengan Hasan Hanafi, al-Amiri  – seorang 
filsuf Muslim dari Khurasan− menyatakan baha tradisi 
filsafat muncul pertama kali dari tradisi Islam.75 
Menurutnya, orang yang pertama kali membangun tradisi 
filsafat adalah Luqman, sebagaimana dinyatakan dalam Al-
Qur’an surat Luqman ayat 12 “dan sesungguhnya kami telah 
memberikan kepada Lukman al-Hikmah”. Kata al-hikmah oleh 
para filsuf dan pemikir islam serinkali diidentikkan dengan 
filsafat, karena al-hikmah artinya bijaksana dan relevan 
dengan makna filsafat itu sendiri.76 Menurut al- Amiri, 

 
73Hasan Hanafi, Muqaddimah fi ‘Ilm al-istigrab, (Al-Qohirah: Dar 

al-Fanniyah, 1991), hlm.136 
74Hasan Hanafi, Muqaddimah…,hlm.136 
75Lihat Everett K. Rowson, A Muslim Philosopher on the soul 

and its fate: Al-Amiri’s Kitab al-Amad ala al-Abad, (New Haven 

Connecticut: American Oriental Society), 1998, hlm.70. 
76Nurcholish Madjid menjelaskan secara detail tentang kata al-

hikmah. Menurutnya, kata al-hikmah di dalam kitab hadis bukhari 
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luqman adalah orang yang hidup pada zaman Nabi Daud 
a.s. dan tinggal di negeri Syam. Orang Yunani yang 
mengambil dan belajar hikmah dari Luqman adalah 
empedoklas. Tokoh Yunani lain, Phytagoras, belajar hikmah 
dari sahabat Sulaiman bin Daud a.s. di Mesir. Sahabat-
sahabat sulaiman ini adalah orang-orang yang berasal dari 
negeri Syam. Selanjutnya, Socrates dan Plato yang banyak 
mengambil hkmah dari phytagoras.77 

Di Yunani, kata filsafat memang muncul untuk 
pertama kalinya. Namun, benih-benih pemikiran filsufis 
pada dasarnya telah ada, terutama berasal dari peradaban 
Timur seperti mesir kuno, Mesopotamia dan sebagainya. 
Prestasi Yunani lebih pada pengembangan filsafat dalam 
pengertian yang lebih inklusif daripada yang pernah 
dimiliki oleh para pemikir sebelumnya. Oleh karena itu, 

 
diartikan sebagai kebenaran di luar nubuwwah (kenabian). Jadi tidak 

terikat oleh kekhususan keagamaan dan merupakan salah satu bentuk 

universalitas pemikiran manusia. Karena memuat naluri untuk mancari 

dan menemukan kebenaran, al-hikmah merupakan suatu wujud 

kekhanifan atau watak kesucian asal manusia, suatu kualitas yang 

berpangkal dari fitrah atau ciptaan asal yang suci dari Allah. Kitab suci 

mengaitkan seruaannya kepada manusia untuk menerima ajaran 

kebenaran yang dibawanya dengan kehanifan dan fitrah disertai dengan 

penegasan bahwa kemanusiaan universal yang suci itulah agama yang 

benar dan konsisten, yang kebanyakan orang tidak menyadari. Dengan 

begitu, maka al-hikmah sekalipun di sebutkan sebagai kebenran di luar 

kenabian, pada akhirnya adalah pencarian kebenaran yang sama dan 

tungga, yakni kebenaran ilahi. Dari sudut pandang ini terlihat dengan 

jelas konsistensi Al-qur’an dalam seruaannya kepada manusia untuk 

menggunakan akal. Sejalan dengan itu ialah penggunaan kata al-hikmah 

sebagai padanan dari filsafat yang bersamaan dengan syariat, menurut 

Ibn Rusyd, merupakan dua sisi penampilan kebenaran yang samadan 

tunggal. Lihat Nurcholish Madjid, “Kalam Kekhalifahan….hlm 9-10.  
77Everett K. Rowson, A Muslim philosopher….hlm. 70. 
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klain Barat bahwa filsafat yang tumbuh di Yunani sebagai 
ajaran yang genuine dan immune dari pengaruh luar perlu 
dipertanyakan kembali keabsahannya.  

Dengan demikian, filsafat dapat dikatakan sebagai 
pengetahuan yang bersumber dari tradisi Islam yang 
memiliki nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dengan 
pemahaman seperti ini, keberadaan filsafat menjadi penting 
bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi umat Islam.  

Dalam perkembangan awalnya, filsafat dipahami 
sebagai induk dari segala ilmu. Namun, setelah ilmu 
mengalami perkembangan yang pesat dan terpecah dalam 
berbagai spesialis, maka filsafat pun menjadi ilmu sendiri. 
Para ahli dalam mendefenisikan filsafat berbeda-beda. Ada 
yang mendefenisikannya secara luas da nada yang sempit.  

Menurut C.A Van Peursen bahwa filsafat adalah 
suatu usaha pemikiran yang secara kritis berusaha 
menelusuri kembali akar segala sesuatu sehingga tampak 
hidup dan arah religious yang mendasari suatu tindakan. 
Melalui jalan filsafat dapat diketahui atau diteliti latar 
belakang suatu tindakan dan gambaran tentang dunia dan 
manusia.78 Sementara, al-Haj Hafiz Ghulam Sarwar, 
mendefenisikan filsafat sebagai sebagai kajian sistematik 
mengenai sifat kenyataan.79 Defenisi Sarwar ini bertitik tolak 
dari pemahaman bahwa tujuan utama dari kajian filsafat 
adalah untuk memastikan sifat kenyataan yang mutlak. 
Sedangkan kenyataan adalah dasar keberadaan, tetapi 
kenyataan itu merupakan kualitas yang tidak dapat di 

 
78C.A Van Peursen, Orientasi di Alam Filsafat, (Jakarta: 

Gramedia, 1999), hlm. 12 
79 Al-Haj Hafiz Ghulam Sarwar, Filsafat Qur’an, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 1993) hlm. 11.  
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defenisikan. Oleh karena itu, melalui filsafat kenyataan 
tersebut dapat dikaji dan dipahami. 80 

Dari defenisi di atas tampak sekali bahwa filsafat 
memiliki defenisi yang sangat luas. Bahkan, menurut Dean 
Inge yang dikutip oleh Sarwar mengatakan bahwa saya sulit 
membedakan antara filsafat dan agama.81 

Untuk memudahkan dalam memahami makna 
filsafat dalam buku ini, maka penulis mengartikan filsafat 
menjadi tiga pengertian, yaitu: pertama, filsafat sebagai ilmu 
(philosophy as science). Filsafat dalam pengertian ini lebih 
banyak dikaji melalui pendekatan sejarah dan sistematika 
filsafat. Kedua, filsafat sebagai cara berpikir (philosophy as a 
method of thought). Dalam hal ini filsafat lebih di maksudkan 
sebagai metode berpikir. Berpikir yang di maksud adalah 
berpikir yang konsepsional, mendasar dan radikal sehingga 
menyentuh esensi yang di pikirkan. Ketiga, filsafat sebagai 
pandangan hidup (philosophy as way of life).  Orang yang 
menggunakan filsafat sebagai pandangan hidup maka orang 
tersebut akan menjadi dewasa dalam berpikir sehingga akan 
selalu ada keseimbanagan dalam pribadinya, ilmu yang 
telah di miliki akan mengendap, bersedia mawas diri dan 
jauh dari dari sifat emosional. Ia menjadi dewasa dalam 
berpikir dan berbuat, bersikap kritis, peka terhadap 
permasalahan hidup, bersifat terbuka, toleran dan selalu 
melihat sesuatu persoalan secara multidimensional.  

Dengan pengertian tersebut, penulis ingin 
mendudukkan filsafat dakwah sebagai bagian dari kajian 
filsafat yang lebih memfokuskan pada pemahaman filsafat 
dalam arti kedua dan ketiga, yakni sebagai metode berpikir 
dan pandangan hidup. 

 

 
80 Al-Haj Hafiz Ghulam Sarwar, Filsafat Qur’an…..,hlm. 11. 

81 Al-Haj Hafiz Ghulam Sarwar, Filsafat Qur’an…,hlm. 11. 
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B. Kedudukan Filsafat 
Menurut C.A Van Persen, menyibukkan diri di 

bidang filsafat bukanlah suatu kegiatan yang hanya 
dilakukan oleh segelintir ahli saja, melainkan sebagai salah 
satu ciri kemanusiaan kita. Hal ini di sebabkan karena 
filsafat tidak berangkat dari sesuatu yang berada di luar 
kehidupan kita. Filsafat bertitik tolak dari pengalaman 
sehari-hari dan dari pergaulan kita dengan orang lain dan 
dengan benda-benda. Ketika kita bertanya tentang sesuatu 
hal yang membuat kita terasa heran atau kagum, di sanalah 
sebenarnya benih-benih filsafat muncul di dalam diri kita. 
Pertanyaan tentang ada apa dengan benda angkasa itu ? 
siapakah aku ? mengapa tumbuhan itu bisa hidup ? dan 
berbagai pertanyaan lain dalam kehidupan sehari-hari kita 
tentunya dapat membuat manusia berpikir panjang denagan 
cara merenungi dan mencoba mencari jawabannya.  

Oleh karena itu, filsafat tidak mengenal apa yang di 
sebut “titik nol yang mutlak” seperti dalam ilmu alam. 
Filsafat tidak dimulai secara polos dengan membuka 
selembar halaman yang masih kosong. Filsafat berurusan 
dengan manusia yang sudah berangakat pada 
perjalanannya. Begitu manusia di berikan kemampuan 
untuk berpikir secara abstrak dan general, terutama pada 
usia remaja, sebenarnya manusia memiliki kemampuan 
untuk berpikir filsufis. Persoalannya tinggal bagaimana 
manusia memanfaatkan kemampuannya secara maksimal 
dalam berfilsafat.  

Setidaknya ada empat hal yang penting yang 
senantiasa melibatkan manusia untuk berpikir secara 
mendalam, yaitu mengambil kebijakan, memecahkan 
masalah, mengembangkan kreativitas, dan mempersiapkan 
masa depan. Keempat hal tersebut memerlukan metodelogi 
berpikir yang sistematis sehingga dapat menghasilkan 
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gagasan-gagasan yang sempurna. Dalam hal ini tidak hanya 
seorang pemimpin saja yang harus melaksanakan keempat 
hal tersebut, melainkan setiap ndividu yang berkeinginan 
menjalankan hidupnya menjadi lebih survive. Pada titik 
inilah kedudukan filsafat sebagai metode berpikir menjadi 
penting keberadaannya.  

Demikian juga dalam mempelajari ajaran agama, 
filsafat memiliki kedudukan dan peran yang penting. Waktu 
kita masih kecil, belajar agama baru sebatas hafalan dan 
praktik secara langsun. Anak-anak menghafal doa-doa atau 
bacaan-bacaan Al-Qur’an dan Hadist serta mencontoh secara 
langsung praktik yang di lakukan oleh guru atau orang 
tuanya. Anak-anak belum memiliki kemampuan nalar 
secara kritis dan analisis dalam mempelajari ajaran agama. 
Berbeda halnya dengan pemuda, mereka tidak serta merta 
menerima apa yang di ajarkan oleh guru atau orang tuanya. 
Pemuda akan melakukan kajian secara kritis dan mendalam, 
bahkan bisa melampaui batas kemampuan yang di 
milikinya. Oleh karena itu, untuk dapat mengarahkan  
pemuda atau orang yang ingin mendalami ajaran agama 
secara kritis dan logis di butuhkan filsafat. 

 

C. Manfaat Filsafat dalam Pengembangan Dakwah 
Masalah utama yang dihadapi masyarakat Islam 

adalah ketika etika Islam masih dalam tahapan 
metafisika kontemplatif dan normatif. Hal ini 
menjadikan banyaknya pertentangan yang disertai 
dengan klaim-klaim kebenaran (truth claims) dalam 
kelompok-kelompok Islam sendiri, sehingga 
mencederai misi agama yang secara historis 
dikembangkan melalui konstruksi masyarakat Islam 
etis. Karena etika religius yang ditawarkan akhir-akhir 
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ini lebih menukik pada aspek doktrinal normatif, maka 
konsekwensinya, etika religius belum dapat menjawab 
tantangan riil kehidupan. Sebagai akibat dari 
pandangan yang sempit inilah maka masyarakat Islam 
secara umum berada dalam kemunduran. 

Membahas  tentang etika dalam Islam (baca: 
masyarakat) berarti membahas tentang prinsip pokok 
dan misi dasar Islam diturunkan ke bumi ini 82. Misi 
dasar ini kemudian oleh berbagai kalangan khususnya 
para muballigh menyebutnya dalam berbagai 
kesempatan, yakni Islam sebagai rahmatan lil-‘alamin. 
Obyektifikasi pandangan tersebut di atas berbenturan 
dengan kenyataan belakangan ini, dimana Islam 
hampir selalu dihubung-hubungkan dengan segenap 
aksi anarkis, intimidasi dan pemaksaan kehendak. Ini 
bertentangan sekali dengan fitrah manusia yang 
bagaimana dan kapan pun, manusia selalu 
mendambakan kehidupan yang harmonis, moderat, 
toleran, dan penuh keseimbangan. Idealisasi konsep 
atau misi dasar Islam sesuai fitrah tersebut justeru 
memperkokoh semangat Islam sebagai agama penawar 
solusi atas berbagai sejarah dekadensi moral, 
sebaliknya tuntutan-tuntutan atas dasar pemaksaan 
justeru mengabaikan dimensi batiniah dan etis Islam 
itu. 

Sehubungan dengan era globalisasi yang 
memberikan perubahan yang begitu cepat, nilai-nilai 
yang berlaku dalam masyarakat tentang etika menjadi 

 
82 Lihat, Said Agil Siroj., Tasawwuf Sebagai Kritik Sosial, Mizan, Bandung, 

2006, hal. 15. 
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berubah. Karena perubahan inilah, maka kebudayaan 
juga berkembang. Nilai-nilai kebudayaan ini yang 
berhubungan dengan etika baik dan buruk yang dianut 
masyarakat menjadi landasan bagi perkembangan dan 
peradaban suatu masyarakat. Perubahan cara pandang 
terhadap yang baik dan buruk juga terjadi baik dikota-
kota besar maupun di desa-desa. Namun perubahan 
tersebut lebih terlihat nyata di kota-kota yang 
mengalami arus globalisasi dengan gencar. 

Plato pernah merisaukan kehidupan generasi 
manusia yang hidup di alam demokrasi, menyusul 
tumbangnya masa aristokrasi, demokrasi, dan 
oligarkhi. Demokrasi memberi kebebasan berlebih pada 
setiap orang untuk mengejar kepentingan sendiri-
sendiri, kekacauan dan kekerasan dimungkinkan 
terjadi di mana-mana, negara pun berada di 
persimpangan. Oleh karena itu Plato pernah berpesan 
agar jangan berhenti menuliskan ajaran-ajaran etika 83. 
Perhatian secara berulang tentang konsep-konsep etika 
perlu dikembangkan karena akibat dari globalisasi 
yang merubah gaya hidup, prilaku-prilaku masyarakat 
yang berkaitan dengan etika sosial tentang baik dan 
buruk serta kepantasan sosial turut pula berubah. Apa 
yang dahulu dianggap tidak pantas secara sosial, 
sekarang dapat dianggap pantas karena lebih banyak 
masyarakat yang menerimanya. Penerimaan 

 

83 Kristy, Retno (ed).,  Plato, Pemikir Etika dan Metafisika, PT. 

Gramedia, Jakarta, 2007, 

   hal. 57. 



221 

masyarakat terhadap globalisasi dengan unsur 
moderenisasinya sudah cenderung dianggap gaya 
hidup yang dianut sebagai suatu ukuran kemajuan 84. 
Pergeseran ini merupakan pergeseran nilai baik etis 
maupun estetis dimana pergeseran nilai yang cukup 
mendasar dalam masyarakat  yakni pembentukan etos 
konsumtif simbolis menjadi lebih penting daripada etos 
produktif. 

Ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat 
dunia sesungguhnya bertitik tolak dari tidak 
diperdulikannya etika sosial dan keagamaan serta 
hukum dalam bermasyarakat baik antar negara 
maupun di dalam negara. Ketidakadilan struktural ini 
tidak mempunyai motivasi agama, tetapi lebih dalam 
wilayah ekonomi, namun kemudian, justifikasi agama 
digunakan oleh sebagian kelompok untuk tindakan 
mereka yang melanggar etik sosial dan keagamaan 85. 
Oleh karena itulah sebenarnya filsafat moral 
diperlukan sebagai upaya untuk menjelaskan kapasitas 
moral kita, atau orang bisa memandang teori keadilan 
sebagai penjelas rasa keadilan kita 86. 

 
84 Hassan, Fuad.,  Stadium Generale, Pustaka Jaya, Bandung, 2001,  hal. 

53-144. 

85 Beuken, Wim, Josef Kuschel, Karl et.all., Religion as a Source of 

Violence? terjemahan Indonesia oleh Imam Baehaqie, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, 2003, hal. 63-64. 

86 Rawls, John.,  A Theory of Justice, terjemahan Indonesia oleh Uzair 

Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 5. 
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Pelacuran pada etika religius yang universal 
untuk kepentingan kelompok kecil pada hakekatnya 
merupakan akibat ketika pemahaman ajaran agama 
membentuk dasar masyarakat dengan adanya 
pembacaan mengenai hubungan sosial yang kaku serta 
legitimasi yang tidak logis, sehingga menjadikan agama 
berfungsi ideologis semata dengan mengabaikan etika 
yang sebenarnya merupakan  inti dari agama 87. 

Sikap perang yang diambil oleh negara-negara 
seperti Israel dan kelompok Hamas di Palestina 
misalnya, merupakan pelanggaran etika yang sudah 
sampai taraf yang akut, dari penghilangan nyawa 
orang tak bersalah, perampasan hak-hak masyarakat 
baik moril maupun materil menjadi berita masyarakat 
sehari-hari. Salah seorang tokoh etika, Levianas 88, jauh-
jauh hari mengemukakan bahwa kebangkrutan 
moralitas ditandai dengan pembantaian manusia yang 
tidak berdosa. Padahal moral itu sendiri adalah sebuah 
kesadaran tentang hidup bersama dengan orang lain. 
Kehadiran orang lain secara etis memproduksi nilai-
nilai yang tak mungkin ditabrak, bahkan nilai-nilai itu 
harusnya membuat manusia tunduk, tidak berkutik, 
dan terpenjara. Sebagian tidak bisa bertindak atas 
keberadaan orang lain. Hal lain yang sudah dan sedang 
dilakukan yang tidak saja oleh masyarakat kelas bawah 
seperti perampokan, pembunuhan dan pemerkosaan, 

 
87 Beuken et.all, 2003., op.cit, hal.  xv. 

88 Riyanto, Armada., Etika Mati di Aushcwitz dan Gaza, Kompas (harian), 

17 Januari 2009, hal. 6 
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tetapi juga pada kelompok-kelompok elit penguasa 
seperti penggelapan uang negara, kolusi yang 
menyebabkan hak-hak rakyat dikebiri serta korupsi 
yang merampas hak-hak hidup, hak memperoleh 
pendidikan murah, hak untuk memperoleh fasilitas 
kesehatan murah serta hak-hak untuk memperoleh 
nafkah yang layak bahkan hak untuk dilayani dengan 
baik sebagai warganegara.  

Salah satu hal yang juga penting dikemukakan 
adalah munculnya kekerasan atas nama agama. 
Kekerasan atas nama agama sebenarnya adalah rasa 
keputusasaan akan kekalahan karena penindasan etika 
sosial dan keadilan yang dilakukan oleh yang kuat. 
Maka untuk mengatasi pelanggaran etika-etika sosial 
kemasyarakatan secara umum yang dilakukan oleh 
yang lebih kuat baik negara ataupun kelompok 
masyarakat, perjuangan ini haruslah berupa 
perjuangan ideologis, kritis, konstruktif serta 
berlandaskan pada etika-etika keagamaan yang 
universal tentang perlunya menegakkan keadilan bagi 
masyarakat secara luas 89.  

Kekerasan atas nama agama di Indonesia, dapat 
dilihat misalnya penyerbuan massa anti Ahmadiyah, 
seringnya misi agama tampil dalam wajah demonstrasi 
massa yang kasar dan tanpa sasaran yang logis, selain 
itu kasus kecurigaan antara kelompok-kelompok 
penganut agama. Ironisnya, negara tampak tidak 
berdaya dan gagal dalam mengatur konflik-konflik 
kekerasan ini bahkan lebih parah lagi tidak jarang para 

 
89 Beuken et.all, 2003., op.cit, hal. 71-72. 
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pejabat yang berwenang justru mengeluarkan 
kebijakan yang seakan-akan menjadi justifikasi bagi 
aksi-aksi kekerasan tersebut 90. Berbagai permasalahan 
yang telah muncul dan berkembang di dalam 
masyarakat inilah, maka para pakar selalu memberikan 
pandangan atau katakanlah khutbah-khutbah mereka 
yang seharusnya menjadi landasan-landasan 
kehidupan sosial masyarakat disamping dapat 
menjawab persoalan-persoalan riil umat manusia 
secara umum. 

Perbedaan manusia dengan makhluk lainnya terletak 
pada kemampuan berpikir yang di miliki oleh manusia. 
Manusia dengan akalnya mampu memikirkan berbagai hal 
yang terkait dengan ciptaan Tuhan dan bahkan mengenal 
Tuhannya. Dengan akal juga manusia, dapat 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Untuk memaksimalkan fungsi akal yang ada pada 
diri manusia, maka perlu di upayakan pengembangannya 
melalui proses pembelajaran filsafat. Di dalam keilmuan 
filsafat akan di jelaskan berbagai metode dalam berpikir, 
sejarah pemikiran, hakikat pemikiran, dan manfaat 
pemiikiran. 

Mengingat filsafat merupakan kebutuhan dasar bagi 
setiap individu, maka sudah seharusnya filsafat juga di 
ajarkan kepada para calon dai atau para dai agar mereka 
dapat memaksimalkan akalnya dalam mengembangakan 
aktivitas dakwah. Tantangan dakwah di masa depan 
semakin kompleks dan sophisticated. Tidak elok dan bahkan 
merugikan umat manakala para dai tidak melakukan 
perubahan-perubahan dalam pengembangan dakwah. 

 
90 Azra, Azyumardi., Harian Kompas, edisi 27 Juli 2007, Jakarta, hal.6. 
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Padahal, masyarakat dari hari ke hari senantiasa mengalami 
perubahan-perubahan dan perkembangan sesuai dengan 
tuntutan dan perkembangan zaman.  

Dai ya ng professional, salah satunya di ukur dari 
kemampuannya dalam menyampaikan materi dakwah. 
Bagaimana dai mengkemas materi dakwah yang mudah di 
terima, tidak membosankan, aktual dan sesuai dengan 
kebutuhan mad’u, bukanlah perkara yang mudah. Dai di 
samping memiliki kemampuan dalam penguasaan bahasa 
dan komunikasi, juga di tuntut untuk memiliki alur berpikir 
yang logis dan sistematis. Pada konteks inilah, filsafat 
memiliki peran untuk membantu dai dalam mengatur alaur 
berpikir yang sesuai dengan kemampuan audiens. Bahkan, 
filsafat berperan dalam membantu para dai dalam 
memahami materi dakwah yang lebih mendalam dan 
komprehensif.  

Begitu juga, ketika dai di hadapkan pada berbagai 
persoalan yang di hadapi oleh masyarakat, tentunya dai 
perlu terlibat dalam memecahkan problematika tersebut. Dai 
di tuntut memiliki kemampuan dalam mengatasi berbagai 
persoalan kemasyarakatan. Oleh karenanya, dai perlu 
belajar bagaimana menginvertarisir masalah: memilah-milah 
masalah ke dalam klasifikasi masalah teknis, masalah biasa, 
atau masalah strategis; serta bagaimana memecahkan 
masalah-masalah tersebut. Semua kemampuan tersebutbisa 
didapatkan  apabila dai diberikan pengetahuan tentang 
filsafat.  

Sebagai contoh seorang dai yang hidup di satu 
perkampungan kecil dan jauh dari pusat pemerintahan. Dai 
di hadapkan dengan problem ekonomi masyarakat yang 
amat memprihatinkan. Untuk memenuhi kebutuhan makan 
sehari-hari sebanyak tiga kali saja, rakyat begitu berat. 
Apalagi di tuntut untuk membantu mengembangkan sarana 
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prasarana keagamaan seperti pembangun masjid dan 
pembangunan TPQ, tentu masyarakat merasa terbebani. 
Dalam mengatasi problem masyarakat tersebut, seorang dai 
tidak hanya memberikan ceramah atau nasihat saj, 
melainkan perlu berpikir keras bagaimana mengatasi 
problem ekonomi umat. Sdai perlu menganalisis kekuatan-
kekuatan yang di miliki oleh masyarakat tersebut terutama 
dalam menggerakan roda ekonomi masyarakat. Jika sumber 
daya alam yang di miliki masyarakat memungkinkan untuk 
di kembangkan, maka dai dapat memanfaatkan sumber 
daya alam sebagai factor penggerak ekonomi masyarakat. 
Pada konteks seperti itulah seorang dai di tuntut untuk terus 
memanfaatkan kemampuan berpikirnya dalam 
mengembangkan peluang-peluang ekonomi rakyat yang ada 
di desa terpencil tersebut.  

Selanjutnya dai juga di tuntut untuk memiliki 
konstribusi dalam pengembangan keilmuan dakwah. Pada 
konteks ini, dai perlu mengarahkan kemampuan berpikirnya 
dalam mengembangkan berbagai teori yang di butuhkan 
dalam dakwah. Dalam merumuskan teori dakwah 
diperlukan  filsafat sebagai alat untuk menganalisis dan 
mengkritisi berbagai persoalan, konsep atau gagasan yang 
melatarbelakangi munculnya teori-teori dakwah.  

Dengan demikian manfaat filsafat amat besar dalam 
proses pengembangan kemampuan dai dalam 
meningkatkan aktivitas dakwah, pemecahan masalah-
masalah dan kemasyarakatan, serta pengembangan 
keilmuan dakwah.  
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