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Bab 1 ---  Penger tian, Objek, Metode, dan Struktur Pembahasan Filsafat 1

A. Pengertian Filsafat
Kata filsafat berasal dari kata ‘philosophia’ (bahasa Yunani), diartikan 
dengan ‘mencintai kebijaksanaan; sedangkan dalam bahasa Inggris 
kata filsafat disebut dengan istilah ‘philosophy’; dan dalam bahasa Arab 
disebut dengan istilah ‘falsafah’, yang biasa diterjemahkan dengan 
‘cinta kearifan’.

Istilah philosophia memiliki arti kata philein yang berarti mencintai 
dan sophos yang berarti bijaksana. Jadi, istilah philosophia berarti 
mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana. Berdasarkan uraian di atas, 
dapat dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Sementara 
orang yang berusaha mencari kebijaksanaan atau pecinta pengetahuan 
disebut dengan filsuf atau filosof.

Sumber dari filsafat adalah manusia, dalam hal ini akal dan kalbu 
manusia yang sehat yang berusaha keras dengan sungguh-sungguh 
untuk mencari kebenaran dan akhirnya memperoleh kebenaran. Proses 
mencari kebenaran itu melalui berbagai tahap. Tahap pertama, manusia 
berspekulasi dengan pemikirannya tentang semua hal. Tahap kedua, 
dari berbagai spekulasi disaring menjadi beberapa buah pikiran yang 
dapat diandalkan. Tahap ketiga, buah pikiran tadi menjadi titik awal 
dalam mencari kebenaran (penjelajahan pengetahuan yang didasari 

1
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kebenaran), kemudian berkembang sebagai ilmu pengetahuan, seperti 
matematika, fisika, hukum, politik, dan lain-lain.1

Tentang pengertian filsafat, terdapat pertikaian para ahli-ahli. 
Ini tidak mengherankan. Sementara itu, pengertian kata-kata yang 
menuntut barang-barang yang konkret pun yang sukar sependapat, 
apalagi mengenai kata-kata yang melambangkan yang abstrak. Apa 
definisi meja, rumah, pohon jambu, baju, mobil, air, dan api? Itu 
adalah barang-barang yang langsung disentuh oleh pancaindra. Namun 
demikian, sukar kita memberikan pengertian. Apa definisi sosial, 
ekonomi, teknologi, politik, ilmu, agama, seni, kebudayaan? Apalagi 
kata-kata ini hanya ada dalam pikiran kita saja, tidak ada wujudnya. 
Ambil contoh dari definisi agama. Sudah 30 tahun Departemen Agama 
kita berdiri, namun definisi agama masih belum terumuskan. Pengertian 
filsafat menurut beberapa para ahli sebgaai berikut.

Plato mengatakan filsafat tidaklah lain daripada pengetahuan 
tentang segala yang ada. Dalam kurun (periode) Plato belum tumbuh 
diferensiasi pengetahuan. Belum ada batas ilmu dan filsafat. Untuk 
menjadi filsuf, seseorang harus menguasai ilmu pengetahuan yang 
ada ketika itu. Hal itu tentu mungkin, karena jumlah/volume 
pengetahuan belum sebanyak seperti dalam kurun kita, ketika satu 
otak mampu menguasai semua pengetahuan yang ada. Sesudah 25 abad 
perkembangan ilmu, ahli-ahli terpaksa membelah-belah ilmu dalam 
berbagai cabang. Cabang itu terpaksa dibelah lagi dalam ranting. Ranting 
itu dibelah-belah lagi dalam subranting. Jangankan suatu cabang, suatu 
ranting ilmu pun tak satu otak yang mampu mempelajarinya. Oleh 
karena itu, pengertian Plato tidak cocok dengan zaman sekarang. Hal 
yang dituntut dari seseorang yang akan menjadi filsuf, hanyalah ia harus 
ahli atau spesial dalam salah satu ranting atau subranting ilmu. Baru 
tersedia kemungkinan baginya untuk berfilsafat.2

Aristoteles beranggapan bahwa kewajiban filsafat ialah menyelidiki 
sebab dan asas segala benda. Dengan demikian, filsafat bersifat ilmu 
yang umum sekali. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi 
sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Sebab awal atau sebab dari sebab 

1Susanto, Filsafat Ilmu, (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 1.
2Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat: Pengantar kepada Dunia Filsafat, Jilid 1, (Cet. 

V; Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 16.
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masuk bidang filsafat. Sementara pertanyaan: “apa sebab kejadian?” 
masuk dalam ilmu, jadi tentang asas dan sebab yang pertama masuk 
medan filsafat.

Cicero mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang ilmu 
tinggi-tinggi saja dan jalan untuk mencapai ilmu itu. Filsafat adalah 
induk segala ilmu dunia, ilmu kepunyaan dewata. Sekarang orang pun 
beranggapan, filsafatlah yang menggerakkan, yang melahirkan berbagai 
ilmu. Suatu masalah yang dibicarakan filsafat dapat menggerakkan ahli 
untuk melakukan riset. Hasil riset menumbuhkan ilmu.

B. Objek Filsafat
Objek adalah sesuatu yang menjadi bahan dari kajian dari suatu 
penelaahan atau penelitian tentang pengetahuan. Setiap ilmu 
pengetahuan pasti mempunyai objek, baik objek yang bersifat material 
maupun objek formal. Objek yang dipikirkan oleh filsuf adalah segala 
sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Objek yang diselidiki oleh 
filsafat itu meliputi objek material dan objek formal. 

Objek filsafat yang dimaksud adalah objek materialnya, sebab ilmu 
pengetahuan pun mempunyai objek material yang sama dengan filsafat, 
yaitu segala yang ada dan yang mungkin ada. Ilmu pengetahuan bebas 
dan tidak terkait untuk menentukan objek penyelidikannya, dan sampai 
saat ini, belum ada pembatasan dalam objek ilmu pengetahuan (objek 
material). Oleh karena itu, kalau dilihat dari objek materialnya, baik 
filsafat maupun ilmu pengetahuan, memiliki objek yang sama.

Lalu atas dasar apakah kita bedakan ilmu dan filsafat? Inilah yang 
perlu kita ketahui. Filsafat, bisa kita bedakan dengan ilmu pengetahuan 
lainnya dari segi sifat penyelidikannya. Filsafat memiliki sifat mendalam 
dalam menyelidiki sesuatu. 

Di sinilah letak perbedaan antara filsafat dengan pengetahuan 
ilmu lainnya. Filsafat berbeda dari ilmu pengetahuan karena berbeda 
objek formalnya.3

1. Objek material adalah segala yang ada. Segala yang ada yang 
mencangkup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Ada 

3Juhaya S. Praja, Aliran-aliran Filsafat dan Etika, (Jakarta: Kencana, 2005), 
hlm. 17.
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yang tampak adalah dunia empiris, sedangkan yang tidak tampak 
adalah alam metafisika. Sebagian filsuf membagi objek material 
filsafat atas tiga bagian, yaitu: 

a. yang ada dalam pikiran;

b. yang ada dalam kemungkinan; dan 

c. yang ada dalam alam empiris.

2. Objek formal adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, 
dan rasional tentang segala yang ada. Cakupan objek lebih luas 
dibandingkan dengan ilmu karena ilmu hanya terbatas pada 
persoalan yang empiris saja, sedangkan filsafat mencangkup 
empiris dan non-empiris. Objek ilmu terkait dengan filsafat 
pada objek empiris. Di samping itu, secara historis ilmu berasal 
dari kajian filsafat karena awalnya filsafatlah yang melakukan 
pembahasan tentang segala yang ada secara sistematis, rasional, 
dan logis, termasuk hal yang empiris. Setelah berjalan beberapa 
lama, kajian yang terkait dengan hal yang empiris semakin 
bercabang dan berkembang, sehingga menimbulkan spesialisasi dan 
menampakkan kegunaan yang praktis. Inilah proses terbentuknya 
ilmu secara berkesinambungan. Will Durant mengibaratkan filsafat 
bagaikan pasukan marinir yang merebut pantai untuk pendaratan 
pasukan infanteri. Pasukan infanteri ini adalah sebagai pengetahuan 
yang di antaranya adalah ilmu. Filsafat yang menyediakan tempat 
berpijak bagi kegiatan keilmuan. 

Oleh karena itu, filsafat oleh para filsuf disebut sebagai induk 
segala ilmu. Sebab dari filsafatlah, ilmu-ilmu modern dan kontemporer 
berkembang sehingga manusia dapat menikmati ilmu dan sekaligus 
buahnya, yaitu teknologi. 

Bahkan dalam perkembangan berikutnya, filsafat tidak hanya di 
pandang sebagai induk dan sumber ilmu, tetapi sudah merupakan 
bagian dari ilmu itu sendiri, yang juga mengalami spesialisasi. Dalam 
taraf peralihan ini filsafat tidak mencakup keseluruhan, tetapi sudah 
menjadi sektoral. Contohnya, filsafat agama, filsafat hukum, dan filsafat 
ilmu adalah bagian dari perkembangan filsafat yang sudah menjadi 
sektoral dan berkotak dalam satu bidang tertentu.

Ilmu sebagai objek kajian filsafat sepatutnya mengikuti alur 
filsafat, yaitu objek material yang didekati melewat pendekatan radikal, 
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menyeluruh, dan rasional. Begitu juga sifat pendekatan spekulatif 
dalam filsafat sepatutnya merupakan bagian dari ilmu, karenanya ilmu 
dilihat dari posisi yang tidak mutlak sehingga masih ada ruang untuk 
berspekulasi demi pengembangan ilmu itu sendiri.4 

C. Metode Filsafat

1. Metode Sistematis

Metode sistematis adalah cara mempelajari material filsafat, ialah 
mengenai materi/masalah-masalah yang dibicarakannya. Hal yang 
dimaksud dengan sistematis di sini adalah adanya susunan dan 
urutan (hierarki) serta hubungan menyangkut materi atau masalah 
yang terdapat dalam filsafat. Apa yang dimaksud dengan materi atau 
permasalahan itu, kemudian bagaimana susunan dan atau hubungan 
satu masalah dengan masalah lain terjadi merupakan bahasan dalam 
metode ini.5

Bisa jadi dalam pembicaraan sistematis ini terjadi pembandingan 
pengertian dan masalah tertentu, misalnya masalah logika antara 
seorang pemikir dengan pemikir lainnya. Bahkan pembandingan itu 
bisa antarwaktu, seperti metafisika di masa Yunani kuno dengan abad 
pertengahan dan pendapat Gabriel Marcel di zaman modern. 

Sebagai bahan perbandingan Yunani kuno, sudah ada sistematika 
filsafat ini, yang terkenal di antaranya sistematika dari Aristoteles. 
Sistematika ini dianggap sebagai sistematika pertama dalam filsafat, 
meskipun sebelumnya guru Aristoteles, Plato, telah mengemukakan 
tiga cabang filsafat, yaitu:

a. dialektika yang mempersoalkan gagasan atau pengertian umum;

b. fisika yang mempersoalkan dunia materi; dan 

c. etika yang mempersoalkan hakikat baik dan jahat.

Adapun pembagian atau klasifikasi filsafat menurut Aristoteles 
adalah sebagai berikut.

4Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, (Cet. XV; Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 
hlm. 2–3.

5Sutarjo A. Wirahimaharja, Pengantar Filsafat, (Cet. IV; Bandung: Refika 
Aditama), hlm. 19.
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a. Logika yang dianggap pendahuluan filsafat.

b. Filsafat teoretis yang membicarakan fisika, matematika, dan 
metafisika.

c. Filsafat fisika praktis yang membicarakan etika, ekonomi, dan 
politik.

d. Filsafat poetika (produksi dan kesenian).

Sebagai penutup, dalam filsafat sistematika ini terdapat metode 
mempelajari filsafat atas dasar klasifikasi atau pembagiannya saja, dan 
mempelajari sistem yang memuat susunan yang terjadi dari pembagian 
dan susunan hierarkis.

2. Metode Historis

Metode historis adalah cara mempelajari filsafat berdasarkan urutan 
waktu perkembangan pemikiran filsafat yang telah terjadi, sejak 
kelahirannya sampai saat ini, sepanjang dapat dicatat dan memenuhi 
syarat-syarat pencatatan serta penulisan sejarah. Dalam pencatatan 
sejarah ini, terdapat periodisasi perkembangan pemikiran mengenai 
berbagai masalah yang bisa saja berbeda untuk ahli karena memiliki 
bahan pertimbangan dan asumsinya sendiri-sendiri. 

Terdapat pemahaman yang tidak sebenarnya tentang sejarah, 
ialah melihat sejarah sebagai kumpulan data tentang kejadian-kejadian 
tertentu pada waktu-waktu tertentu. Dengan pemikiran yang salah ini, 
maka sejarah sering dinilai sebagai ilmu pengetahuan yang susah, berat, 
dan menguras daya ingat. Sebenarnya tidak demikian, memang dimulai 
dengan meyakini waktu, tempat, dan kejadian sebagai usaha pertama, 
tetapi dicari faktor kolerasi dan penyebabnya, wujud dan maknanya, 
serta apa dampaknya terhadap kejadian lain dan masa depan. Jadi, 
meskipun berdasarkan pada masa lalu yang membutuhkan ingatan, 
sejarah juga memuat kaitan-kaitan logis dan mencari makna, selain arti, 
dan kemungkinannya untuk bisa menerangkan apa yang terjadi di masa 
depan: meramalkan masa depan dengan melihat kejadian di masa lalu.

Menurut Bertens (1976), pada dasarnya sejarah perkembangan 
filsafat dibagi dalam tiga tahap, yaitu sebagai berikut. 

a. Zaman Yunani kuno, dari abad ke-6 SM sampai tahun 200 M. 

b. Zaman Patristik dan Pertengahan, dari tahun 200–1500.
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c. Zaman Modern dari tahun 1500–1800.

d. Zaman Baru. Zaman Yunani kuno atau purba kira-kira berlangsung 
antara abad 5–6 SM sampai 2 M zaman patristik dan pertengahan 
antara 2–17 M; sedangkan abad modern dimulai pada kira-kira 
1700-an.

Terdapat informasi, saat ini juga muncul pikiran-pikiran yang 
menyebut diri ‘After Postmodernism’, tetapi penulis belum mempelajarinya 
dengan baik sehingga belum siap untuk dapat menyebutnya sebagai 
zaman baru. Mengenai postmodernism, ada yang berpendapat bahwa 
mazhab itu tidak cukup pantas untuk dijadikan periode waktu tersendiri 
karena tidak menunjukkan identitasnya yang mantap seperti zaman 
modern, dengan ciri berupa pemikiran ilmu pengetahuan, khususnya 
IPA. 

Dengan demikian, setidaknya di Indonesia, postmodernism sebagai 
salah satu periode dalam sejarah perkembangan filsafat, masih perlu 
dipertimbangkan (Postmodernism sebanding dengan eksistensialisme 
yang hadir di Indonesia pada akhir 1950-an. Alasan penolakannya adalah 
bahwa tema dan topik eksistensialisme sama sekali tidak bersentuhan 
dengan masalah nyata masyarakat Indonesia saat itu).6

Ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam sejarah filsafat, ialah 
bahwa di mana pun dimulainya, ternyata abad ke-6 SM merupakan 
awal dari sejarah filsafat. Padahal kita tahu bahwa manusia mulai 
mendiami dunia pada tahun 60.000 SM atau pada abad ke-600 SM. 
Sementara manusia “datang” ke bumi dengan bekal akal dan pikiran. 
Jadi, dapat dikatakan bahwa sebenarnya filsafat sudah ada 600 abad 
SM. Namun, sistem pencatatan yang terjadi antara tahun 60.000-an 
SM sampai dengan tahun 600 SM tidak dianggap memenuhi syarat 
penulisan sejarah.

Dapatlah dikatakan bahwa periode tersebut merupakan periode 
prasejarah filsafat dalam filsafat barat, masa sebelum abad ke-6 SM 
sering disebut sebagai pra-socrates. Juga terdapat alasan lain, ialah bahwa 
tampaknya pada tahun 600-an SM terdapat pola pikir atau pradigma 
baru dalam berpikir. Namun, hendaknya dapat kita perhatikan dalam 
membahas sejarah filsafat terdapat kemungkinan bahwa yang terbahas 

6Sutarjo A. Wirahimaharja, Pengantar Filsafat, hlm. 21.
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adalah sejarah perkembangan berpikir (tidak hanya filsafat, karena 
filsafat hanya merupakan salah satu bentuk pemikiran di luar mitologi, 
agama, dan ilmu).

3. Metode Lain-lain

Selain kedua metode itu, dalam mempelajari filsafat juga terdapat 
metode lain, tetapi tidak populer dan tidak umum digunakan meskipun 
ternyata ada saja manfaatnya. Di antaranya adalah metode ikhtisar 
yang secara ringkas mengemukakan inti dari berbagai aliran dan atau 
masalah filsafat yang (pernah) berkembang, baik secara berurutan 
menurut waktu maupun tidak. Bisa jadi yang diikhtisarkan adalah 
bagian-bagian permasalahan filsafat seperti yang dibicarakan dalam 
sistematika filsafat. Kritik terhadap metode ini adalah bahwa adanya 
ikhtisar tidak menggambarkan situasi filsafat pada setiap waktu yang 
dimaksudkan. Keadaannya sama dengan ikhtisar atau intisari isi yang 
dilakukan untuk buku-buku sastra, sebagai ganti buku-buku sastranya 
sendiri, yang diperkirakan tidak akan sempat dibaca oleh para siswa. 
Seseorang yang mempelajari sastra dari inti cerita buku sastra, akan 
berbeda dengan orang membaca sendiri buku sastra sebenarnya. Pada 
orang yang mempelajari buku sastra dari intisarinya, akan melihat 
sastra secara rasional; sedangkan mereka yang membaca sendiri buku 
sastra tersebut, akan mampu menghayati keseluruhan nilai sastra buku 
tersebut yang terdapat dalam kata demi kata sehingga metode membaca 
pun tidak dianjurkan. 

Ada juga metode pengenalan wilayah sumber filsafat yang 
mempelajari filsafat berdasarkan masalah dan perkembangannya 
di wilayah-wilayah yang dikenal sebagai sumber filsafat, misalnya 
Yunani (dengan toko pertamanya Thales) yang secara umum yang 
membicarakan tentang alam atau kosmos serta khususnya menyangkut 
hubungan subjek dan objek; India (yang tokoh pertamanya Wedda) 
yang membicarakan alam dan khususnya hubungan makhluk dengan 
Tuhannya; Asia Tenggara, yang terutama membicarakan tentang 
keseimbangan hidup dalam mengabdi kepada Tuhan; serta Cina (dengan 
tokoh utamanya Konghucu) dan juga Jepang yang banyak diwarnai oleh 
masalah-masalah hubungan sosial. 
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Sering terjadi kelemahan atau kesalahan dalam mempelajari filsafat 
dengan cara ini, ialah membanding-bandingkan filsafat di suatu daerah 
dengan daerah lainnya, untuk kemudian membuat evaluasi, mana 
yang lebih tinggi dari yang lainnya. Cara mempelajari filsafat dengan 
metode ini akan berhadapan dengan perbedaan horizontal, ialah yang 
ini bukan yang itu; bukan perbedaan vertikal, ialah yang ini lebih tinggi 
dari yang itu. 

Di samping metode-metode yang disebutkan itu, tentu masih ada 
metode yang lain, seperti metode strukturalisasi, dekonstruksi, post-
strukturalis, semiotika, analisis wacana, dan lain-lain. Metode-metode 
ini digunakan bukan semata dalam penelitian filsafat, akan tetapi juga 
pada ilmu-ilmu khusus lainnya. 

Filsafat memerlukan berbagai macam metode (hermeneutika, 
dialektika, fenomenologi, semiotika, dan lain-lain) lantaran filsafat 
bertugas “menerjemahkan” atau menginterpretasikan semua bentuk 
pengalaman manusia. Namun, tentu saja filsafat tidak cuma bersifat 
empiris, karena (jika kemungkinan) filsafat berupaya menemukan 
gambaran koheren perihal berbagai pengalaman, bahkan jika perlu 
menarik kesimpulan yang mengatasi pengalaman itu sendiri. Filsafat 
ilmu pengetahuan, sebagai salah satu contoh berupaya untuk sifat kritis 
terhadap semua bentuk pemikiran serta asumsi-asumsi yang mendasari 
pemikiran atau metode yang digunakan. Meskipun filsafat tidak begitu 
akrab dalam menggunakan metode eksperimen matematis (positivisme), 
namun pembahasan tentang logika dan metodologi (berbagai macam 
metode yang digunakan dalam ilmu pengetahuan) adalah bidang yang 
berada di bawah payung filsafat (khususnya epistemologi). Metode 
penelitian sekarang begitu berkembang luar biasa, hal ini terlihat dari 
fakta bahwa masing-masing ilmu pengetahuan, seperti sastra, linguistik, 
sejarah, biologi, seni, dan ilmu alam telah mengembangkan metodenya 
sendiri sehingga segenap metode-metode itu tidak mungkin dikuasai 
oleh seseorang kendatipun oleh seorang profesor metodologi sekalipun.7

7Akhyar Yusuf Lubis, Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer, (Cet. IV; Depok: 
RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 27.
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D. Struktur Pembahasan Filsafat
Penemuan oleh filsuf dalam bidang filsafat banyak sekali jumlahnya. 
Penemuan-penemuan tersebut sekarang pada umumya sudah disusun 
secara teratur dan dikenal dengan istilah filsafat. Adapun yang 
dibicarakan dalam struktur filsafat itu tidak lain dari isi filsafat para 
filsuf. Pada pokoknya, struktur filsafat berkisar pada tiga cabang filsafat, 
yaitu sebagai berikut.

1. Teori Pengetahuan

Posisi terpenting dan terutama dari teori pengetahuan adalah 
membicarakan tentang apa sebenarnya hakikat pengetahuan itu, cara 
berpikir dan hukum berpikir mana yang harus dipergunakan agar kita 
mendapatkan hasil pemikiran yang kemungkinan benarnya paling besar. 
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 pertimbangan serta 
bahan yang ia pikirkan itu sendiri. Dalam cabang filsafat pengetahuan, 
ada dua pembahasan tetang teori pengetahuan, yaitu epistemologi dan 
logika.8

a. Epistemologi 

Berasal dari bahasa Yunani, episteme yang berarti knowledge atau 
pengetahuan dan logy berarti teori. Oleh sebab itu, epistemologi 
diartikan sebagai teori pengetahuan atau filsafat ilmu.

Persoalan yang pertama (tentang definisi pengetahuan). Louis Q. 
Kattsof mengatakan bahwa sumber pengetahuan manusia itu ada lima 
macam, yaitu sebagai berikut. 

1) Empiris yang melahirkan aliran empirisme.

2) Rasio yang melahirkan aliran rasionalisme.

3) Fenomena yang melahirkan aliran fenomenologi.

4) Intuisi yang melahirkan aliran intuisionisme.

5) Metode ilmiah yang menggabungkan antara aliran rasionalisme 
dan empirisme.

8Juhaya S. Praja, Aliran-aliran Filsafat dan Etika, hlm. 23.
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b. Logika

Dilihat dari segi etimologi, perkataan logika yang 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 erat antara pikiran dengan 
kata yang merupakan pernyataan dalam bahasa. Kata pikiran tidaklah 
asing bagi kita dan kita mengetahui apa arti berpikir pada umumnya. 
Berpikir adalah suatu kegiatan jiwa untuk mencapai pengetahuan.

Logika secara terminologi mempunyai arti: ilmu yang memberi 
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, karena 
ia tidak membicarakan berpikir sebagaimana adanya, melainkan 
membicarakan berpikir sebagaimana seharusnya, dan juga harus 
mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berpikir mencapai 
gagasan kebenaran itu.

Pokok-pokok persoalan logika adalah pemikiran dan beberapa 
proses pembantunya. Ilmu dengan cara yang sistematis mempelajari 
syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat berpikir valid, dapat 
menghindari 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 dipenuhi 
untuk mencapai gagasan kebenaran itu.

2. Teori Hakikat

Teori hakikat merupakan cabang filsafat yang membicarakan hakikat 
sesuatu. Kita ambil contoh tentang hakikat air, jika didinginkan sampai 
titik nol derajat celsius, ia akan membeku. Jika air itu dipanaskan, ia 
akan menguap. Kalau begitu, apakah hakikat air? Apakah hakikat itu 
cair, menguap, atau membeku, atau masing-masing itu mempunyai 
hakikat-hakikat sendiri. Atau ada hakikat yang tersembunyi di balik 
ketiganya?
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3. Teori Nilai

Teori nilai merupakan kerangka ketiga dalam tiga kerangka besar 
filsafat, yaitu teori pengalaman, teori hakikat, dan teori nilai. Teori nilai 
mencakup dua nilai cabang filsafat yang cukup terkenal, seperti etika 
dan estetika. Hal lain, membicarakan tentang baik dan buruk perbuatan 
manusia. Namun, sebelum membicarakan dua macam hal tersebut, ada 
baiknya kalau kita membicarakan lebih banyak soal nilai itu sendiri. 
Sebenarnya, baik etika maupun estetika keduanya membicarakan 
masalah nilai.

Nilai artinya harga. Sesuatu mempunyai nilai bagi seseorang karena 
ia berharga bagi dirinya. Pada umumnya, orang mengatakan bahwa nilai 
sesuatu melekat pada benda dan bukan di luar benda. Namun, ada juga 
yang berpendapat bahwa nilai itu ada di luar benda.9

9Juhaya S. Praja, Aliran-aliran Filsafat dan Etika. hlm. 59.
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A. Hubungan Filsafat dan Agama
Ada dua pendapat yang berbeda ketika mendefinisikan filsafat secara 
etimologi. Pertama, filsafat itu asal katanya dari bahasa Arab, yang 
berpendapat seperti ini di antaranya Harun Nasution. Menurutnya, kata 
filsafat itu berasal dari bahasa Arab. Falsafah, dengan timbangan fa’lala, 
fa’lalah, dan fi’lal. Dengan demikian, menurut Harun Nasution, kata 
benda dari falsafah seharusnya falsafah dan filsaf. Masih menurutnya, 
dalam bahasa Indonesia banyak terpakai kata filsafat, padahal bukan 
berasal dari bahasa Arab, falsafah bukan dari kata philosopy. Harun 
Nasution mempertanyakan, apakah kata fil berasal dari bahasa Inggris 
dan safah dari kata Arab, sehingga terjadilah gabungan antara keduanya, 
yang kemudian menimbulkan kata filsafat.10

Harun Nasution, tampaknya ingin konsisten dengan pendapatnya, 
bahwa istilah filsafat yang dipakai dalam bahasa Indonesia berasal dari 
bahasa Arab. Oleh karena itu, dia menggunakan kata falsafat, bukan 
filsafat. Buku-bukunya yang membahas tentang filsafat ditulisnya 
dengan memakai istilah falsafah, seperti Falsafat Agama serta Falsafat 
dan Mistisme dalam Islam.

10Harun Nasution, Filsafat Agama, (Cet. VIII; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 
hlm. 3.
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Pemaparan Harun Nasution di atas, dikritik oleh Dr. Amsal 
Bakhtiar. M.A. Menurutnya, kendati istilah filsafat yang lebih tepat 
adalah falsafat yang berasal dari bahasa Arab, kata filsafat bisa diterima 
dalam bahasa Indonesia. Sebab, sebagian kata Arab yang diindonesiakan 
mengalami perubahan dalam huruf vokalnya, seperti masjid menjadi 
mesjid dan karamah menjadi keramat. Oleh karena itu, lanjut Bakhtiar, 
perubahan huruf ‘a’ menjadi ‘i’ dalam kata falsafat bisa ditolerir.11

Kedua, filsafat itu berasal dari Yunani yang diarabkan. Dengan 
mengutip Poedjawijanta, Ahmad Tafsir menyebutkan bahwa kata filsafat 
berasal dari bahasa Arab yang berhubungan dengan bahasa Yunani, 
bahkan asalnya memang dari kata Yunani. Kata Yunaninya adalah 
philosophia yang merupakan kata majemuk yang terdiri atas philo dan 
sophia; philo artinya cinta dalam arti yang luas, yaitu ingin, dan karena itu 
lalu berusaha mencapai yang diinginkannya itu; sophia artinya kebijakan, 
yang artinya pandai, pengertian yang mendalam.12

Dengan demikian, filsafat berarti keinginan yang mendalam (cinta) 
untuk mendapat kebijakan, atau keinginan yang mendalam untuk 
menjadi bijak. Orang yang mempunyai karakter seperti itu disebut 
filsuf. Seorang yang berkeinginan mendalam untuk mendapat kebijakan, 
secara bahasa bisa disebut filsuf. Namun, permasalahannya jelas tidak 
sesederhana itu. Sebatas mana orang bisa disebut filsuf? Apakah bijak 
atau kebijaksanaan (sophia) itu? Tukang kayu saja menurut Homerus 
bisa juga disebut orang bijak (filsuf).

Oleh karena itu, pengertian secara etimologi tidak akan memberikan 
pengertian yang tepat untuk mendefinisikan filsafat itu apa. Masalah di 
atas akan sedikit teratasi kalau kita melihat pengertian filsafat secara 
terminologi. Akan tetapi, kita juga harus tahu pengertian filsafat secara 
terminologi dalam sejarah perkembangan pemikiran kefilsafatan, antara 
satu ahli filsafat dan ahli filsafat lainnya selalu berbeda, dan hampir 
sama banyaknya dengan ahli filsafat itu sendiri.

Menurut Plato, filsafat adalah “pengetahuan yang mencoba untuk 
mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli”. Sementara itu, 

11Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama, (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 
hlm. 7.

12Ahmad Tafsir, Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra, (Cet. 
X; Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm. 9.
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menurut Aristoteles, filsafat adalah “ilmu yang meliputi kebenaran 
yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, 
etika, ekonomi, politik, dan estetika”. Sementara menurut al-Farabi, 
filsafat adalah “ilmu tentang hakikat (kebenaran)”. Rene Descartes 
mendefinisikan filsafat sebagai “kumpulan semua pengetahuan Tuhan, 
alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan”. Abu Bakar Atjeh juga 
mendefiniskan filsafat seperti Descartes. Pythagoras, orang yang mula-
mula menggunakan kata filsafat, mengartikan filsafat sebagai “proses 
perenungan tentang Tuhan”.

Bertrand Russell menyebut filsafat sebagai “sesuatu yang berada 
di tengah-tengah antara teologi dan sains, di dalamnya berisikan 
pemikiran-pemikiran mengenai masalah-masalah yang pengetahuan 
definitif tentangnya, sampai sebegitu jauh, tidak bisa dipastikan”. Masih 
menurutnya, filsafat adalah “wilayah tak bertuan”.13

Dan masih banyak pengertian filsafat yang diutarakan para 
filsuf. Perbedaan definisi filsafat tersebut menurut Abu Bakar Atjeh, 
sebagaimana dikutip Ahmad Tafsir, disebabkan oleh berbedanya 
konotasi filsafat pada tokoh-tokoh itu karena perbedaan keyakinan 
hidup yang dianut mereka.14

Namun, meskipun demikian, dari beberapa ungkapan para filsuf di 
atas, dapat diambil benang emas bahwa filsafat itu titik tekannya adalah 
“kebenaran”. Dari analisis di atas, penulis mempunyai hipotesis bahwa 
sophia (bijak/kebijaksanaan) dalam filsafat maksudnya adalah kebenaran 
(lihat definisi Plato, Aristoteles, dan al-Farabi). Dengan demikian, 
akan jelasnya bagi kita siapa filsuf itu? Filsuf itu adalah orang yang 
berkeinginan untuk mendalami, mencari, dan memahami kebenaran.

Mungkin kita merasa bingung dan kurang puas, atau kurang 
memahami, apa filsafat itu, para filsuf saja sudah berbeda-beda, apalagi 
kita. Mungkin itulah yang ada di benak kita sekarang. Dalam hal ini, 
kita jangan menyerah. Kita nampaknya harus mendengar kata-kata 
Moh. Hatta dan Langeveld. Menurut Hatta, pengertian filsafat sebaiknya 
jangan dipersoalkan dahulu, nanti juga akan hilang.15

13Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 
hlm. 8.

14Ahmad Tafsir, Op. Cit, hlm. 11.
15Moh. Hatta, Alam Pikiran Yunani, (Cet. III; Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 3.
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Layaknya ilmu lainnya, filsafat juga mempunyai metodologi. 
Menurut Ahmad Tafsir, metode filsafat itu adalah rasional.16 Apa dan 
bagaimana rasional itu? Menurut Kant, rasional ialah sesuatu pemikiran 
yang masuk akal, tetapi menggunakan ukuran hukum alam.17 Jadi, 
metode filsafat itu adalah berpikir rasional dengan mengikuti hukum 
alam.

Itulah metode filsafat. Selain mempunyai metode, filsafat juga 
mempunyai objek. Menurut Dr. Amsal Bakhtiar M.A, filsafat memiliki 
dua objek, yaitu material dan formal. Objek material filsafat adalah 
segala yang ada. Segala yang ada di sini mencakup “ada yang tampak” 
dan “ada yang tidak tampak”. “Ada yang tampak” adalah dunia empiris, 
sedangkan “ada yang tidak tampak” adalah alam metafisika.

Masih menurut Bakhtiar, sebagian filosof membagi objek material 
filsafat atas tiga bagian, yaitu yang ada dalam kenyataan, yang ada dalam 
pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Adapun objek formal filsafat 
adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan objektif tentang 
yang ada, agar dapat mencapai hakikatnya.18

Demikian juga dengan agama, yang selama ini justru cenderung 
mengabur, terutama sebagai objek non-material yang secara jelas 
memang kita rasakan dan kita butuhkan. Diakui atau tidak, agama 
merupakan kebutuhan paling esensial bagi manusia dan bahkan bersifat 
universal.

Agama adalah ajaran, “sistem yang mengatur tata keimanan 
dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah 
yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta 
lingkungannya”.19 Defenisi yang lain mengatakan, agama adalah “aturan 
atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan 
sesamanya”.20

A.M. Saefuddin mengatakan, makna agama paling hakiki adalah 
“kesadaran spiritual”, yang di dalamnya ada satu kenyataan di luar 

16Ahmad Tafsir, Filsafat Ilmu; Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi 
Pengetahuan, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hlm. 9.

17Ibid., hlm. 14.
18Amsal Bakhtiar, Op. Cit., hlm. 1–2.
19Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 12.
20Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004), hlm. 156.
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kenyataan yang tampak ini, yaitu bahwa manusia selalu mengharap 
belas kasih-Nya, bimbingan tangan-Nya, yang secara ontologis 
tidak bisa diingkari, walaupun oleh manusia yang paling komunis 
sekalipun.21

Sementara itu, definisi agama menurut Ahmad Tafsir dibagi menjadi 
dua kelompok, yaitu (a) agama yang menekan pada segi rasa iman 
dan kepercayaan; dan (b) menekankan segi agama sebagai peraturan 
tentang cara hidup.22

Jadi, dapat disimpulkan bahwa agama adalah “sistem kepercayaan 
dan praktik yang sesuai dengan kepercayaan tersebut”.

Baik agama maupun filsafat pada dasarnya mempunyai kesamaan, 
keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni mencapai kebenaran 
yang sejati, agama yang dimaksud di sini adalah agama samawi, 
yaitu agama yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi dan Rasul-Nya. 
Di balik kesamaan itu, terdapat pula perbedaan antara keduanya. 
Dalam agama ada beberapa hal yang sangat penting, misalnya Tuhan, 
kebajikan, baik dan buruk, surga dan neraka, dan lain-lain. Hal-hal 
tersebut diselidiki pula oleh filsafat. Oleh karena hal tersebut ada 
atau paling tidak mungkin ada.23

Ibnu Rusyd menguraikan bahwa Islam itu benar dan filsafat juga 
benar, dan kebenaran itu tidak mungkin dapat dipisahkan, seperti tujuan 
agama yang mengajak orang berbuat kebajikan. Sebaliknya, filsafat 
mengenal kebenaran seperti apa adanya. Oleh karena itu, hukum agama 
ada yang lahir dan ada yang batin.  Hal yang lahir untuk mereka yang 
berpikir sederhana, sedangkan yang batin untuk mereka yang jenius. 
Atas dasar ini, dalam masyarakat terdapat golongan orang awam atau 
orang-orang kebanyakan dan orang-orang elite atau filsuf.24

Begitu pula “Abduh believed that revelation must be in harmony with 
reason, because Islam was ‘natural religion’ designed by God to fit the human 
condition” (Abduh percaya bahwa wahyu harus selaras dengan akal, 

21A.M. Saefuddin, Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi, (Bandung: 
Mizan, 1998), hlm. 47.

22Ahmad Tafsir, Op. Cit., hlm. 7.
23Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 

19.
24Ali Audah, Khazanah Dunia Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 65.
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karena Islam adalah ‘agama alamiah’ yang dirancang oleh Allah agar 
sesuai dengan kondisi manusia).25

Kenyatan bahwa alam ini penuh hikmah, harmonis, teratur, dan 
baik itu mencerminkan sifat Tuhan, maha pencipta, pengasih, dan 
penyayang. Kekuasaan yang menciptakan alam secara teratur dan 
rapi serta terpelihara seperti sering diungkapkan Al-Qur’an. Tidak 
mungkin demikian adanya jika tidak dipadukan dengan kasih sayang 
dan kebijaksanaan.

Selanjutnya, dalam buku Filsafat Agama karangan Dr. Rosjidi yang 
dikutip oleh A.Ahmadi Poerwantan, diuraikan tentang perbedaan antara 
agama dan filsafat, sebab kedua kata ini sering diartikan dengan keliru, 
agama dicitrakan dalam beberapa hal, di antaranya sebagai berikut.

1. Agama berarti mengabdikan diri, jadi yang penting adalah hidup 
secara beragama sesuai dengan aturan-aturan agama itu.

2. Agama menuntut pengetahuan untuk beribadat terutama yang 
merupakan hubungan manusia dengan Tuhan. 

3. Agama dapat dikiaskan dengan enjoyment atau rasa cinta seseorang 
serta rasa pengabdian. 

4. Agama banyak berhubungan dengan hati. 

5. Agama dapat diumpamakan sebagai air sungai yang terjun dari 
bendungan dengan gemuruhnya. 

6. Agama oleh pemeluk-pemeluknya akan dipertahankan secara habis-
habisan, sebab mereka selalu terikat dan mengabdikan diri. 

7. Agama di samping memenuhi pemeluknya dengan semangat dan 
perasaan pengabdian diri, juga mempunyai efek yang menenangkan 
jiwa pemeluknya. 

8. Filsafat penting dalam mempelajari agama.

Sementara filsafat meliputi beberapa hal (1) filsafat berarti berpikir; 
(2) menurut William Temple, filsafat adalah menuntut pengetahuan 
untuk memahami; (3) C.S Levis, membedakan antara enjoyment dan 
contemplation (perenungan), misalnya laki-laki mencintai perempuan; 
rasa cinta tersebut disebut enjoyment, sedangkan memikirkan rasa 
cintanya disebut contemplation, yaitu pikiran si pecinta tentang rasa 

25Histirical Atlas of The Islamic Word, hlm. 111.
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cintanya; (4) filsafat banyak berhubungan dengan pikiran yang dingin 
dan tenang; (5) filsafat dapat diumpamakan seperti air telaga yang 
tenang dan jernih dan dapat dilihat dasarnya; (6) seorang ahli filsafat, 
jika berhadapan dengan penganut aliran atau paham lain, biasanya 
bersifat lunak; dan (7) ahli filsafat ingin mencari kelemahan dalam 
tiap-tiap pendirian dan argumen, walaupun argumennya sendiri.26

Filsafat dan agama kalau dipandang secara sepintas adalah dua sejoli 
yang saling bergandengan tangan. Namun, kalau kita teropong satu per 
satu, ternyata secara esensial, terjadi dikotomi karena landasan filsafat 
dan agama itu berbeda. Filsafat berangkat pada rasio murni, sedangkan 
agama berakar pada wahyu.

B. Hubungan Ilmu dan Agama
Definisi istilah ilmu menurut Mulyadhi Kartanegara yang dikutip 
oleh Nunu Bahanuddin dalam bukunya Islam dan Paradigma Keilmuan, 
mengatakan ilmu dalam epistemologi Islam mempunyai kemiripan 
dengan istilah science dalam epistemologi Barat.27

Ilmu sebagai kesesuaian akal dan kenyataan, mengisyaratkan bahwa 
ilmu bukanlah pengetahuan biasa, tetapi merupakan pengetahuan yang 
telah diuji kebenarannya berdasarkan nalar dan bukti-bukti fisik empiris. 
Dengan kata lain, ilmu memiliki kriteria yang tidak berbeda dengan 
sains any organized knowledge (pengetahuan yang terorganisir). Hanya 
saja, ilmu memiliki ruang lingkup yang telah luas yang melampaui 
sains. Sains hanya dibatasi bidang-bidang empiris positif, sementara 
ilmu melampauinya dengan memasukkan bidang non-empiris, seperti 
matematika dan metafisika.

Agama dan ilmu dalam beberapa hal berbeda, tetapi pada sisi 
tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas 
dan menjaga tradisi ritual, cenderung eksklusif dan subjektif. Sementara 
ilmu selalu mencari yang baru, tidak selalu terkait dengan etika, bersifat 
inklusif (penyampai), dan objektif. Walaupun agama dan ilmu berbeda, 
keduanya memiliki persamaan, yaitu bertujuan memberi ketenangan 
dan kemudahan bagi manusia.

26A.Ahmadi Poerwantana, Seluk-Beluk Filsafat Islam, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 1994), hlm. 12–13.

27Nunu Bahanuddin, Islam dan Paradigma Keilmuan, (Yogyakarta: Interpena, 
2009), hlm. 1.
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Menurut al-Syirazi, ilmu-ilmu agama dikategorikan dalam ilmu 
non-filsafat (al-‘ulum ghairu hikmy). Ilmu-ilmu religius diklasifikasi 
menurut dua cara yang berbeda; klasifikasi dalam ilmu naqliy dan ilmu 
intelektual (aqliy), serta klasifikasi dalam ilmu tentang pokok-pokok 
(ushul) dan ilmu cabang-cabang (furu’).28

Hal yang dimaksud dengan ilmu naqliy adalah ilmu-ilmu yang hanya 
dapat dibangun dengan bukti-bukti yang didengar atau dinukilkan 
dari otoritas yang relevan. Sebagai contoh, al-Syirazi menyebut ilmu 
mengenai amalan ibadah seperti salat dan puasa. Akal tidak dapat 
menetapkan prinsip religius untuk apa seorang Muslim tetap diharuskan 
berpuasa pada hari terakhir bulan Ramadan, tetapi dilarang melakukan 
keesokan harinya. Secara ilmiah, menurutnya dua hari yang berurutan 
itu sulit dibedakan satu sama lain. Hanya nash yang memutuskan 
perkara itu.

Sedang ilmu aqliy adalah ilmu yang dapat ditetapkan dengan intelek 
manusia. Tidak jadi masalah, apakah ada bukti naqliy-nya atau tidak. 
Misalnya pengetahuan tentang keberadaan Allah dan pengetahuan 
tentang realitas (hakikat) kenabian dapat didemonstrasikan secara 
rasional.

Dari beberapa penjelasan tentang pengertian ilmu, persamaan, dan 
perbedaan antara filsafat dan ilmu. Oleh penulis, dapat dijelaskan bahwa 
ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan 
yang terklasifikasi, tersistem, dan terukur, serta dapat dibuktikan 
kebenarannya secara empiris. Sementara pengetahuan adalah informasi 
yang berupa common sense yang belum tersusun secara sistematis, baik 
mengenai metafisika maupun fisik. Penulis juga menyimpulkan bahwa 
filsafat ilmu merupakan kajian secara mendalam tentang dasar-dasar 
ilmu sehingga filsafat ilmu perlu menjawab persoalan ontologis (objek 
telaah), epistemologis (proses, prosedur, dan mekanisme), serta 
aksiologis (untuk apa).

C. Hubungan Filsafat dan Ilmu
Antara filsafat dan ilmu, keduanya saling berhubungan berdasarkan 
suatu asumsi bahwa keduanya merupakan kegiatan manusia. Kegiatan 

28Osman Bakar, Hirarki Ilmu: Membangun Rangka Berpikir Islamisasi Ilmu, (Bandung: 
Mizan, 1990), hlm. 279.
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manusia dapat diartikan dalam prosesnya dan juga hasilnya. Dilihat 
dari hasilnya, filsafat dan ilmu merupakan hasil berpikir manusia 
secara sadar, sedangkan dilihat dari segi prosesnya, filsafat dan ilmu 
menunjukkan suatu kegiatan yang berusaha untuk memecahkan 
masalah-masalah dalam kehidupan manusia (untuk memperoleh 
kebenaran dan pengetahuan), dengan mengunakan metode atau 
prosedur tertentu secara sistematis dan kritis.

Ilmu merupakan suatu “cara berpikir dalam menghasilkan suatu 
kesimpulan yang berupa pengetahuan yang dapat diadakan”. Berpikir 
bukan satu-satunya produk dari kegiatan berpikir. Ilmu merupakan 
produk dari proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang 
secara umum dapat disebut sebagai berpikir ilmiah.29

Keterkaitan antara filsafat dan ilmu dapat kita ketahui melalui 
persamaannya yang dikemukakan oleh Burhanuddin Salam dalam 
bukunya Pengantar Filsafat, sebagaimana yang tertuang dalam beberapa 
poin, seperti (a) keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya 
menyelidiki objek selengkap-lengkapnya; (b) keduanya memberikan 
pengertian mengenai hubungan atau pertalian yang ada antara kejadian 
yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebabnya; (c) keduanya 
hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan; 
(d) keduanya mempunyai metode dan sistem; (e) keduanya hendak 
memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya timbul dari 
hasrat manusia akan kebenaran (objektivitas), akan pengetahuan yang 
lebih mendalam.30

Adapun perbedaan antara filsafat dan ilmu adalah sebagai berikut.

1. Ilmu berhubungan dengan lapangan yang terbatas, filsafat mencoba 
berhubungan dengan keseluruhan pengalaman, untuk memperoleh 
suatu pandangan yang lebih komprehensif tentang sesuatu.

2. Ilmu menggunakan pendekatan analitis dan deskriptif, sedangkan 
filsafat sintesis atau sinopsis berhubungan dengan sifat-sifat dan 
kualitas alam serta hidup secara keseluruhan.

3. Ilmu menganalisis keseluruhan menjadi bagian-bagian, filsafat 
mencoba membedakan sesuatu dalam bentuk sintesis yang 
menjelaskan dan mencari makna sesuatu secara keseluruhan.

29Jujun S. Suria Sumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Sinar 
Harapan, 2000), hlm. 272.

30Bahanuddin Salam, Pengantar Filsafat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 78.
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4. Ilmu menghilangkan faktor-faktor pribadi yang subjektif, 
sedangkan filsafat tertarik pada personalitas, nilai-nilai, dan semua 
pengalaman.

5. Ilmu tertarik kepada hakikat sesuatu sebagaimana adanya, 
sedangkan filsafat tidak hanya tertarik kepada bagian yang nyata, 
melainkan juga kepada kemungkinan-kemungkinan yang ideal dari 
suatu benda, nilai, dan maknanya.

6. Ilmu meneliti alam dan mengontrol proses alam, sedangkan tugas 
filsafat mengadakan kritik, menilai, dan mengoordinasikan tujuan. 

7. Ilmu lebih menekankan pada deskripsi hukum-hukum fenomenal 
dan hubungan kausal. Sementara filsafat tertarik dengan hal yang 
berhubungan dengan pernyataan “why” dan “how”.31

D. Hubungan antara Ilmu Pengetahuan, Filsafat, dan 
Agama

Ada yang mengatakan bahwa antara ilmu, filsafat, dan agama memiliki 
hubungan. Namun demikian, tidak menafikan terhadap pandangan 
bahwa satu sama lain merupakan ‘sesuatu’ yang terpisah; di mana ilmu 
lebih bersifat empiris, filsafat lebih bersifat ide, dan agama lebih bersifat 
keyakinan. Agama bukan hanya usaha untuk mencapai kesempurnaan, 
bukan pula moralitas yang tersentuh emosi. Agama bergerak dari 
individu ke masyarakat. Dalam geraknya menuju pada realitas penting 
yang berlawanan dengan keterbatasan manusia.

Baik ilmu maupun filsafat atau agama, bertujuan (sekurang-
kurangnya berurusan dengan hal yang sama), yaitu kebenaran. Ilmu 
pengetahuan dengan metodenya sendiri mencari kebenaran tentang 
alam dan manusia. Filsafat dengan wataknya sendiri pula menghampiri 
kebenaran, baik tentang alam, manusia, dan Tuhan. Demikian pula 
agama, dengan karakteristiknya pula memberikan jawaban atas segala 
persoalan asasi yang dipertanyakan manusia tentang alam, manusia, 
dan Tuhan. Baik ilmu maupun filsafat, keduanya hasil dari sumber yang 
sama, yaitu ra’yu manusia (akal, budi, rasio, reason, nous, rede, vertand, 
dan vernunft). Sementara agama bersumberkan wahyu dari Allah. Ilmu 
pengetahuan mencari kebenaran dengan jalan penyelidikan (riset, 
research), pengalaman (empiris), dan percobaan.

31Ibid., hlm. 76–77.
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Adapun Bahanuddin Salam dalam bukunya memberikan gambaran 
bahwa titik persama antara filsafat, ilmu, dan agama adalah ketiganya 
merupakan sumber atau wadah kebenaran (objektivitas) atau bentuk 
pengetahuan. Dalam pencarian kebenaran (objektivitas) ketiga bentuk 
pengetahuan itu, masing-masing mempunyai metode, sistem, dan 
mengolah objektivitas lengkap sampai tuntas. Selanjutnya, ilmu 
pengetahuan bertujuan mencari kebenaran tentang mikrokosmos 
(manusia), makrokosmos (alam), dan eksistensi Tuhan (Allah). Agama 
bertujuan untuk kebahagiaan umat manusia dunia akhirat dengan 
menunjukkan kebenaran asasi dan mutlak, baik mengenai mikrokosmos 
(manusia), makrokosmos (alam), maupun Tuhan.32

Di samping adanya titik persamaan antara filsafat, ilmu, dan agama, 
terdapat juga perbedaan antara ketiganya, yaitu sumber kebenaran 
pengetahuan dan filsafat adalah sama, keduanya dari manusia itu sendiri 
dalam arti pikiran, pengalaman, dan intuisinya, oleh karena itu disebut 
juga bersifat horizontal dan immanent (tetap ada). Sumber kebenaran 
agama adalah Allah, karena itu juga disebut bersifat vertikal dan 
transcendental (sulit dipahami). Dilihat dari sisi approach (pendekatan) 
kebenaran ilmu pengetahuan dengan jalan riset, pengalaman dan 
percobaan sebagai tolok ukurnya. Sementara pendekatan kebenaran 
filsafat dengan jalan perenungan (contemplasi) dari akal budi atau 
budi murni manusia secara radikal, sistematis, dan universal tanpa 
pertolongan serta bantuan dari wahyu Allah. Pendekatan kebenaran 
agama dengan jalan berpegang kepada wahyu Allah. Selanjutnya, sifat 
kebenaran pengetahuan adalah positif sampai saat ini dan relatif. Ilmu 
pengetahuan dinilai dengan keraguan, setelah meyakini kebenarannya 
lalu menyetujuinya, dan sesudah meyakininya lantas bertanya lagi yang 
dimanifestasikan dalam bentuk riset, pengalaman, dan percobaan. 

Sementara itu, sifat kebenaran filsafat adalah spekulatif, yaitu 
suatu perenungan yang mengakar (radikal), menyeluruh (integral), 
dan menyemesta (universal), juga bersifat relatif. Dimulai pula dengan 
keraguan, setelah yakin lalu setuju, dan setelah itu ragu dan bertanya 
lagi untuk mencari jawaban yang lebih mendalam. 

Sifat kebenaran agama adalah mutlak (absolut) karena bersumber 
dari zat Yang Maha Besar, Maha Mutlak, Maha Sempurna, Maha 

32Ibid., hlm. 184.
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Bijaksana, yaitu Allah. Dimulai dari keimanan dan keyakinan, setelah 
iman dan yakin menyelidiki kebenaran yang mutlak itu setelah konsisten 
antara keimanan dan keyakinan dengan hasil penyelidikannya, maka 
terjadilah pendalaman keimanan dan keyakinan itu yang disebut takwa.

Sementara, tujuan ilmu pengetahuan itu hanya bersifat teoretis, 
demi ilmu pengetahuan dan umumnya pengamalannya untuk tujuan 
ekonomi praktis atau kenikmatan jasmani manusia. Tujuan filsafat 
adalah kecintaan kepada pengetahuan yang bijaksana (sophos) dengan 
hasil kedamaian dan kepuasan jiwa yang sedalam-dalamnya. Tujuan 
agama adalah kedamaian, keharmonisan, kebahagiaan, keselamatan, 
keselarasan, dan keridaan.33

33Ibid., hlm. 184–185.
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A. Zaman Yunani (Abad 600 SM–400 M)
Pada periode ini, filsafat umumnya dibagi dua. Pertama, masa pra-
Socrates dan kedua masa Yunani klasik atau juga selepas masa pra-
Socrates. Pada masa pra-Socrates filsafat bercirikan (berorientasi) 
kosmosentris. Pemikiran para filsuf Yunani di masa itu berkaitan dengan 
pernyataan tentang alam dan terbuat dari apa alam itu. Berdasarkan 
rasio, para filsuf masa ini sampai pada kesimpulan bahwa alam itu 
merupakan satu susunan yang teratur dan harmonis. Oleh karena itu, 
filsafat pada masa pra-Socrates ini disebut kosmosentris. Contoh filsuf 
pra-Socrates adalah Thales, Pythagoras, dan Heraclitos. 

Selepas filsuf pra-Socrates, Socrates, Plato, dan Aristoteles adalah 
tiga filsuf besar Yunani klasik yang paling banyak memengaruhi 
pemikiran filsafat untuk masa selanjutnya (Abad Pertengahan dan 
Modern). Socrates adalah filsuf yang tinggal di Kota Athena, ketika 
kota itu mencapai puncak kejayaan di bawah kekuasaan Raja Pericles. 
Disebutkan oleh Oracle Delphi, Socrates adalah orang yang paling 
bijaksana (berpengetahuan luas) di dunia pada zamannya (walaupun 
dengan rendah hati Socrates menyatakan bahwa ia tidak mengetahui 
apa-apa). Socrates adalah seorang kritis yang selalu mempertanyakan 
segala hal. Ia mempertanyakan bukanlah untuk menyerang dan 
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meruntuhkan, tetapi untuk mempertanyakan dasar argumentasi dan 
konsistensi berpikir para tokoh di zamannya.34

Di dalam banyak literatur menyebutkan bahwa periode Yunani 
merupakan tonggak awal berkembangnya ilmu pengetahuan 
dalam sejarah peradaban umat manusia. Perkembangan ilmu ini 
dilatarbelakangi dengan perubahan paradigma dan pola pikir yang 
berkembang saat itu. Sebelumnya bangsa Yunani masih diselimuti oleh 
pola pikir mitosentris, namun pada abad ke-6 SM di Yunani lahirlah 
filsafat yang dikenal dengan The Greek Miracle I. Dengan paradigma ini, 
ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat karena menjawab persoalan 
di sekitarnya dengan rasio dan meninggalkan kepercayaan terhadap 
mitologi atau takhayul yang irasional.

Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai 
landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, 
sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Itu ibarat 
pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya 
sampai sekarang. Oleh karena itu, periode perkembangan filsafat 
Yunani merupakan entri poin untuk memasuki peradaban baru umat 
manusia. Inilah titik awal manusia menggunakan rasio untuk meneliti 
dan sekaligus mempertanyakan dirinya dan alam jagat raya.

Periode setelah Socrates disebut dengan zaman keemasan keilmuan 
bangsa Yunani, karena pada zaman ini kajian-kajian keilmuan yang 
muncul adalah perpaduan antara filsafat alam dan filsafat tentang 
manusia. Tokoh yang sangat menonjol adalah Plato (429–347 SM), 
yang sekaligus murid Socrates. Masa keemasan keilmuan bangsa 
Yunani terjadi pada masa Aristoteles (384–322 SM). Ia adalah murid 
Plato, walaupun ia tidak sepakat dengan gurunya mengenai soal-soal 
mendasar. Khususnya, ia menganggap matematika sebagai suatu 
abstraksi dari kenyataan ilmiah; dan ia berhasil menemukan pemecahan 
persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukannya dalam satu 
sistem: logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles 
berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisme.35

34Akhyar Yusuf Lubis, Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer, (Cet. VI; Jakarta: 
Rajawali Pers, 2016), hlm. 6–7.

35Muhammad Syukri Albani Nasution, Rizki Muhammad Haris, Filsafat Ilmu 
(Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 19–20.
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B. Abad Pertengahan (Abad 400–1500 M)
Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya 
dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat 
atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan 
Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh 
agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas dogma agama 
sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris.

Baru pada abad ke-6 M, setelah mendapat dukungan dari Karel 
Agung. Maka, didirikanlah sekolah-sekolah yang memberi pelajaran 
gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. 
Keadaan yang demikian akan mendorong perkembangan pemikiran 
filsafat pada abad ke-13 M yang ditandai berdirinya universitas-
universitas dan ordo-ordo. Dalam ordo-ordo inilah mereka mengabdikan 
dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama, Anselmus (1033–1109), 
Abaelardus (1079–1143), dan Thomas Aquinas (1225–1274). 

Di kalangan para ahli pikir Islam (periode filsafat Skolastik Islam) 
muncul: Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Gazali, Ibnu Bajah, Ibnu 
Tufail, dan Ibnu Rusyd. Periode Skolastik Islam ini berlangsung tahun 
850–1200 M. Pada masa itulah kejayaan Islam berlangsung dan ilmu 
pengetahuan berkembang dengan pesat.36 Pada periode ini umumnya 
dibagi menjadi lima, yakni sebagai berikut.

1. Patristik (100–700 M)

 Di dunia Barat agama Katolik mulai tersebar dengan ajaran-
ajarannya tentang Tuhan, manusia dan dunia, serta etikanya. 
Untuk mempertahankan dan menyebarkannya maka mereka 
mempergunakan filsafat Yunani dan memperkembangkannya lebih 
lanjut, khususnya mengenai soal-soal tentang kebebasan manusia, 
kepribadian, kesusilaan, dan sifat Tuhan. Hal yang terkenal 
Tertulianus (160–222), Origenes (185–254), Agustinus (354–430), 
dan yang sangat besar pengaruhnya (De Civitate Dei). Berdasarkan 
ajaran Neo-Platonisi dan Stoa, ajarannya meliputi pengetahuan, 
tata dalam alam, bukti adanya Tuhan, tentang manusia jiwa, etika, 
masyarakat, dan sejarah.

36Asmoro Achmadi, Filsafat Umum, (Cet. XV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 
hlm. 25.
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2. Skolastik (10–15 M)

 Sesudah Agustinus, yaitu keruntuhan. Satu-satunya pemikir 
yang tampil ke muka ialah Skotus Erigena (810–877). Kemudian 
Skolastik, disebut demikian karena filsafat diajarkan pada 
universitas-universitas (sekolah) pada waktu itu. Persoalan-
persoalan tentang pengertian-pengertian umum (pengaruh Plato). 
Filsafat mengabdi pada teologi. Hal yang terkenal adalah Anselmus 
(1033–1100) dan Abaelardus (1079–1142). Baru sesudah tahun 
1200 filsafat berkembang kembali berkat pengaruh filsafat Arab 
yang diteruskan ke Eropa.

3. Filsafat Arab

 Berkat pengaruh Helenisme (Iskandar), filsafat Yunani hidup terus 
di Syria, diperkembangkan lebih lanjut oleh filsuf-filsuf Arab, 
kemudian diteruskan ke Eropa melalui Spanyol.

4. Zaman Keemasan (1200–1350 M)

 Perkembangan baru karena adanya universitas-universitas (Paris), 
karangan-karangan Aristoteles mulai dikenal umum melalui filsuf-
filsuf Arab dan Yunani.

 Ada tiga aliran besar, yaitu sebagai berikut.

a. Pengikut-pengikut Agustinus: Sigerbonaventurant (1221–
1274).

b. Pengikut-pengikut Ibn Rushd: Siger dari Brabant (1235–1281). 

c. Pengikut-pengikut Aristoteles: Albertus Magnus (1206–1280), 
dan muridnya: Thomas Aquinas (1225–1274), yang berhasil 
menemukan sintesis antara Aristoteles–Plato–Agustinus dan 
Skolastik.

5. Zaman Peralihan (1400–1550 M)

 Renaissance, perkembangan humanisme, pertentangan besar antara 
tradisi dan kemajuan. Perkembangan baru dari sistem-sistem lama 
(Plato–Aristoteles, Stoa) dan usaha mencari sintesis-sintesis baru. 
Persoalan yang terbesar: hubungan antara ilmu pengetahuan dan 
kepercayaan/agama.37

37Burhanuddin Salam, Pengantar Filsafat, (Cet. VI; Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2005), hlm. 191–193.
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C. Zaman Modern (Abad 17–19 M)
Periode ini umumnya dibagi menjadi dua, yakni masa Renaissance dan 
masa Pencerahan. Masa Renaissance (abad ke-14 M hingga ke-17 M) 
dan Pencerahan (abad ke-18 M) adalah periode yang menjembatani abad 
Pertengahan ke abad modern. Banyak ilmuan dan filsuf memasukan 
zaman ini ke dalam zaman Modern. Zaman Pencerahan (Age of Reason, 
Enlightenment, Aufklarung) adalah zaman yang menghasilkan pemikiran 
yang sangat terpengaruh bagi seluruh kebudayaan modern. Pada masa 
Renaissance muncul kembali upaya membangkitkan kebebasan berpikir 
seperti pada masa Yunani. Kombinasi filsafat Yunani dan humanisme 
telah melahirkan kebebasan individu pada zaman itu. Manusia sebagai 
individu, menjadi pusat dari segala-galanya. Karya-karya agung dalam 
seni lukis dan pahat dalam era ini, misalnya menonjolkan keagungan 
manusia. Adapun otoritas gereja mulai memudar dan mulai tumbuh 
ketidakpercayaan pada kebenaran mutlak agama (Kristen) mulai pula 
berkembang bibit reformasi yang berbuah pada abad ke-16/17 M dengan 
pemisahan Protestan dari Katolik.

Pemikiran zaman Renaisans dan pasca-Renaisans yang disebut 
pencerahan (sepanjang abad ke-17 dan ke-18) adalah pemikiran 
yang menjadi dasar spiritual (pandangan dunia) bagi zaman modern. 
Melalui para pemikir zaman ini terjadi perubahan minat yang besar 
dari permasalahan metafisika abad pertengahan kepada fisika, peralihan 
dari metode berpikir spekulatif ke eksperimental matematis. Terjadi 
pula peralihan dari pemikiran sosial politik yang didasarkan atas 
teologi ke pemikiran yang antroposentris (humanis). Renaisans dan 
Pencerahan adalah pintu masuk ke zaman Modern yang ditandai oleh 
(1) penduniawian ajaran/pemikiran (sekularisme), (2) keyakinan akan 
kemapuan akal (rasio), (3) berkembangnya paham utilitarianisme, serta 
(4) optimisme dan percaya diri.

Pemikir zaman Renaisans dan Pencerahan berjasa besar dalam 
memajukan penalaran ilmiah (metode ilmiah) pada abad ke-16 dan 
ke-17 serta mengawali apa yang disebut dengan “Filsafat Modern”. 
Pemikir-pemikir besar yang melahirkan zaman Renaisans, antara 
lain, Roger Bacon (1214–1294), Machiavelli (1469–1527), Copper 
Nicus (1473–1543), Ferancis Bacon (1561–1626), Thomas Hobbes 
(1588–1679), Rene Descartes (1596–1650), John Locke (1632–1704), 
George Berkeley (1685–1753), David Hume (1711–1776), dan lain 
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sebagainya. Pemikir-pemikir ini berjasa dalam mengubah paradigma 
berpikir Barat dari paradigma teologis ke paradigma ilmiah. Pada 
awal zaman Renaisans telah lahir suatu keyakinan akan munculnya 
kebudayaan baru dan kepercayaan bahwa manusia dapat melakukan 
apa pun kalau ia mau. Kebudayaan baru itu didasarkan pada prinsip: 
kapitalisme dalam ekonomi, klasik dalam seni dan sastra; metode ilmiah 
dalam pendekatan atau pemecahan terhadap berbagai fenomena alam 
dan kehidupan.

Bersama dengan berkembangnya Renaisans, maka mulai redup 
pemikiran (teosentris) Abad Pertengahan dan Skolastik. Model berpikir 
ilmiah yang mekanis menggusur pandangan teosentris yang melihat 
adanya hubungan antara alam dengan Tuhan, antara manusia dengan 
Tuhan. Pada Abad Pertengahan manusia dilihat sebagai ciptaan Tuhan 
yang memiliki sifat mistis, emosi, dan kerohanian (yang memiliki misi 
sebagai pelaksanaan kehendak Tuhan).

Pada abad ke-16 dan ke-17 muncul apa yang disebut dengan era 
Revolusi ilmiah (Age of the Scientific Revolution) di Eropa. Semangat 
ilmiah yang dipengaruhi ilmu pengetahuan alam (pengaruh Newton) 
ini merembes ke bidang ilmu lain, seperti Carles Darwin (di bidang 
biologi) melalui teori evolusinya yang mencoba merumuskan biologi 
sebagaimana hukum fisika Newton. Melalui teori seleksi alam, manusia 
dilihat oleh teori Darwin sebagai hasil seleksi alam, dan revolusi berjalan 
tanpa adanya campur tangan pencipta (Tuhan). Newton dan Darwin 
dianggap sebagai dua pemikir yang sukses dalam mengembangkan 
tatanan dunia yang mekanis (sekularisme) yang menjadi dasar bagi 
ilmu pengetahuan modern. 

Berbagai pemikiran yang berkembang pada zaman Renaisans 
dan Pencerahan pada akhirnya terpadu dalam cara berpikir dan 
menyelesaikan masalah dengan menekankan pada: pengamatan, pola 
argumen yang rasional (rasionalitas), serta metode presentasi dan 
kalkulasi (empiris–eksperimental dan kuantitatif). Perkembangan 
paradigma berpikir ilmiah melahirkan tiga gerakan baru yang memacu 
perkembangan dinamis masyarakat modern, yaitu (1) berkembangnya 
kapitalisme, (2) penemuan subjektivitas manusia modern, dan (3) 
rasionalisme.38

38Akhyar Yusuf Lubis, Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer, (Cet. IV; Jakarta: 
Rajawali Pers, 2016), hlm. 12–14.
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Pada zaman modern, filsafat dari berbagai aliran muncul. Pada 
dasarnya corak keseluruhan filsafat modern itu mengambil warna 
pemikiran filsafat sufisme Yunani, sedikit pengecualian pada Kant. 
Paham-paham yang muncul pada garis besarnya adalah rasionalisme, 
idealisme, dan empirisme; serta paham-paham yang merupakan pecahan 
dari aliran itu. Paham rasionalisme mengajarkan bahwa akal itulah alat 
terpenting dalam memperoleh dan menguji pengetahuan. Ada tiga tokoh 
terpenting pendukung rasionalisme ini, yaitu Descartes, Spinosa, dan 
Leibiniz.

Sementara itu, pada idealisme mengajarkan bahwa hakikat fisik 
adalah jiwa dan spirit. Ide ini merupakan ide Plato yang memberikan 
jalan untuk mempelajari paham idealisme zaman modern. Para pengikut 
aliran ini pada umumnya sumber filsafatnya mengikuti filsafat kritisisme 
Immanuel Kant. Fichte (1762–1814) dijuluki sebagai penganut 
idealisme subjektif yang merupakan murid Kant; sedangkan Scelling, 
filsafatnya dikenal dengan filsafat idealisme objektif. Kedua idealisme 
ini disintesiskan dalam filsafat idealisme mutlaknya Hegel (1770–1831).

Pada paham empirisme dinyatakan bahwa tidak ada sesuatu 
dalam pikiran kita selain didahului pengalaman. Paham ini bertolak 
belakang dengan paham rasionalisme. Mereka menentang pendapat 
para penganut rasionalisme yang berdasarkan atas kepastian-kepastian 
yang bersifat a priori. Pelapor aliran ini adalah Francis Bacon, kemudian 
dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Lock, dan David Hume.

Sementara pada abad XX aliran filsafat banyak sekali sehingga 
sulit digolongkan, karena makin eratnya kerja sama internasional. 
Namun, sifat-sifat filsafat pada abad ini lawannya abad XIX, yaitu 
antipositivisme, tidak mau bersistem, realistis, menitikberatkan pada 
manusia, pluralistis, antroposentrisme, dan pembentukan subjektivitas 
modern.39

D. Zaman Kontemporer
Hal yang dimaksud dengan zaman kontemporer dalam konteks ini 
adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang 
ini. Hal yang membedakan pengamatan tentang ilmu di zaman modern 

39Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, (Cet.15; Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 
66–67.
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dengan zaman kontemporer adalah bahwa zaman modern merupakan 
era perkembangan ilmu yang berawal sejak sekitar abad ke-15, 
sedangkan zaman kontemporer memfokuskan sorotnya pada berbagai 
perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat sekarang.40 

Sebagaimana ilmu di zaman modern mempunyai karakteristik 
khusus yang membedakannya dengan ilmu di zaman klasik dan zaman 
pertengahan, maka ilmu kontemporer pun demikian.

Akan kita lihat terlebih dahulu secara sederhana potret ilmu 
modern yang telah melahirkan hal-hal radikal yang membedakannya 
dengan ilmu di zaman pertengahan dan klasik. Zaman modern misalnya, 
dalam banyak hal melakukan dekonstruksi terhadap teori-teori yang 
dianggap established (mapan) pada masa pertengahan atau klasik. 
Setidaknya dua contoh yang sangat menonjol bisa dikemukakan di sini. 
Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Copernicus (1473–1543) 
tentang teori heliosentrisme, bahwa matahari adalah pusat tata surya dan 
planet-planet termasuk bumi berputar mengelilingi matahari. Teori ini 
jelas-jelas bertentangan dengan pendapat yang diterima secara umum 
manusia saat itu, yaitu geosentrisme yang menyatakan bahwa bumilah 
yang menjadi pusat tata surya.

Kedua, metode induktif yang diperkenalkan keilmuan mengalami 
kemacetan. Francis Bacon (1560–1626), ia telah memberikan 
sumbangan yang penting dalam menembus metode berpikir deduktif 
yang penggunaannya secara berlebihan telah menyebabkan dunia 
keilmuan mengalami kemacetan. Francis Bacon menekankan untuk 
mendasarkan semua pengetahuan dan ilmu atas dasar pengalaman. Ia 
menganjurkan agar para sarjana, dalam menyusun ilmu mengumpulkan 
sebanyak mungkin fakta pengalaman (empirical brute facts) untuk 
selanjutnya dianalisis.

Membuat deskripsi atau eksposisi tentang perkembangan ilmu 
di zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan 
teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Itulah salah satu 
karakteristik utama ilmu di zaman kontemporer yang dalam kerangka 
umumnya sekaligus menjadi persamaan sifat perkembangan ilmu 
zaman kontemporer. Hal ini tidak saja terjadi di lapangan ilmu eksakta, 
tetapi juga ilmu-ilmu sosial dan juga keagamaan. Para pencinta ilmu 

40Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, hlm. 68.
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di bidang mereka masing-masing berusaha untuk menjadikan ilmu 
dan pengetahuan yang menjadi bidang mereka dapat memberikan 
sumbangan yang berarti bagi manusia dan kemanusiaan.

Satu hal yang tak sulit untuk disepakati bahwa hampir semua 
sisi kehidupan manusia modern telah disentuh oleh berbagai efek 
perkembangan ilmu dan teknologi. Sektor ekonomi, politik, pertahanan 
dan keamanan, sosial dan budaya, komunikasi dan transportasi, 
pendidikan, seni, kesehatan, dan lain-lain, semuanya membutuhkan 
serta mendapat sentuhan teknologi.

Satu hal yang menjadi karakter spesifik ilmu kontemporer, dan 
dalam konteks ini ciri tersebut akan dapat kita temukan secara relatif 
serta mudah pada bidang-bidang sosial, yaitu bahwa ilmu kontemporer 
tidak segan-segan melakukan dekonstruksi dan peruntuhan terhadap 
teori-teori ilmu yang pernah ada untuk kemudian menyodorkan 
pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka 
bangun. Dalam hal inilah, penyebutan wacana “postmodernism” dalam 
bidang ilmu dan filsafat menjadi diskursus yang akan cukup banyak 
ditemukan.

Begitulah perkembangan ilmu di zaman kontemporer meliputi 
hampir seluruh bidang ilmu dan teknologi serta ilmu-ilmu sosial, 
seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum dan politik, 
serta ilmu-ilmu eksakta seperti fisika, kimia, dan biologi, serta aplikasi-
aplikasinya di bidang teknologi rekayasa genetika, informasi dan 
komunikasi, dan lain-lain.

Kemajuan sains dan teknologi di zaman kontemporer ini, hampir 
seluruh aspek kehidupan manusia mendapat sentuhan efek kemajuan 
serta perkembangan ilmu dan teknologi. Bukan hanya dalam bentuk 
teknologi rekayasa genetika, teknologi informasi dalam bentuk 
kecanggihan komputer dan internet, atau tentang teori partikel 
elementer, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya.

Di bidang teknologi komunikasi jarak jauh, misalnya yang berawal 
dari telepon, terus berkembang cepat dengan munculnya alat-alat 
komunikasi personal mutakhir, seperti handphone dengan berbagai 
inovasinya. Dalam bentuk yang mutakhir, misalnya HP yang bentuknya 
semakin simpel, ringan, namun tetap mewah, tidak saja mampu 
mengirimkan suara, tetapi juga gambar sekaligus.
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Begitu pula dengan teknologi penjelajahan ruang angkasa. Bila pada 
tahun 1961, Yuri Gagarin adalah manusia pertama yang diluncurkan 
keluar angkasa oleh Uni Soviet dengan pesawat Vostok I-nya, yang 
kemudian disusul oleh Amerika pada tahun 1968; dan pada tahun 1969, 
tepatnya tanggal 20 Juli, Neil Armstrong menjadi manusia pertama 
yang mendarat di bulan, sekarang bulan sudah diproyeksikan untuk 
dikomersialisasikan. Peluncuran pesawat pembuka jalan untuk menuju 
komersialisasi bulan direncanakan akan dilakukan pada bulan Juni 2003 
dari Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan.

Hanya saja perkembangan ilmu ternyata tidak berarti mutlak 
sebagai rahmat bagi kehidupan manusia. Tidak jarang, kemajuan ilmu 
dan teknologi yang terus berlangsung hingga saat ini, membuat banyak 
manusia khawatir atau bahkan takut terhadap dampak negatifnya.
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A. Abad Yunani Kuno
Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam 
sejarah peradaban manusia karena pada waktu ini terjadi perubahan 
pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir 
mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan 
mitos untuk menjelaskan fenomena alam, seperti gempa bumi dan 
pelangi. Gempa bumi tidak dianggap fenomena alam biasa, tetapi 
Dewa Bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun, ketika 
filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap 
sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara 
kausalitas. Perubahan pola pikir tersebut kelihatannya sederhana, tetapi 
implikasinya tidak sederhana karena selama ini alam ditakuti dan dijauhi 
kemudian didekati bahkan dieksploitasi. Manusia yang dulunya pasif 
dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan kreatif, 
sehingga alam dijadikan objek penelitian dan pengkajian. Dari proses 
inilah kemudian ilmu berkembang dari rahim filsafat yang kita nikmati 
dalam bentuk teknologi.41

41Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 
hlm. 21–22.
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Untuk menelusuri filsafat Yunani, perlu dijelaskan terlebih dahulu 
asal kata filsafat. Sekitar abad IX SM atau paling tidak tahun 700 
SM, di Yunani, Sophia diberi arti kebijaksanaan, Sophia juga berarti 
kecakapan. Kata philosopos mula-mula dikemukakan dan dipergunakan 
oleh Heraklitos (540–480 SM). Sementara orang ada yang mengatakan 
bahwa kata tersebut mula-mula dipakai oleh Pythagoras (580–500 SM). 
Namun, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan 
bahwa Heraklitos-lah yang pertama menggunakan istilah tersebut. 
Menurutnya Philosophos (ahli filsafat) harus mempunyai pengetahuan 
luas sebagai pengejawantahan daripada kecintaannya akan kebenaran 
dan mulai benar-benar jelas digunakan pada masa kaum sofis dan 
Socrates memberi arti philosophein sebagai penguasa secara sistematis 
terhadap pengetahuan teoretis. 

Mencintai kebenaran/pengetahuan adalah awal proses manusia 
mau menggunakan daya pikirnya, sehingga dia mampu membedakan 
mana yang riil dan mana yang ilusi. Oleh karena manusia selalu 
berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh misteri, timbul 
rasa ingin mengetahui rahasia alam itu. Sehingga menjadi pertanyaan 
di kalangan filsuf Yunani, sehingga tidak heran mereka juga disebut 
dengan filsuf alam karena perhatian yang begitu besar pada alam. Para 
filsuf alam ini juga disebut filsuf pra Socrates, sedangkan Socrates dan 
setelahnya disebut filsuf Pasca Socrates tidak hanya mengkaji tentang 
alam, tetapi manusia dan alam.42

B Karakteristik Pemikiran Tokoh-tokoh Filsafat Abad 
Klasik

1. Thales (624–546 SM)

Thales dianggap sebagai filsuf pertama di Yunani. Ia adalah filsuf yang 
berusaha untuk menemukan arche (asas atau prinsip) alam semesta. 
Menurutnya, prinsip pertama alam semesta adalah air. Semua berawal 
dari air dan berakhir ke air juga. Tidak ada kehidupan tanpa air. 
Tidak ada satu makhluk hidup pun yang tidak mengandung unsur 
air. Demikian juga tubuh manusia. Dewasa ini sejumlah ilmuwan 

42Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 
hlm. 21–22.
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dalam bidang kedokteran menyebutkan bahwa unsur terbanyak dalam 
tubuh manusia (di atas 80%) adalah air.43 Menurut Thales, ada satu 
substansi (zat) tunggal (monism) pertama serta hukum alam yang 
berlaku di dunia yang berfungsi mempertahankan keseimbangan antara 
berbagai unsur (multiplicity) fenomena alam yang berbeda.44 Thales 
memperkembangkan filsafat alam kosmologi yang mempertanyakan asal 
mula, sifat dasar, dan struktur komposisi dari alam semesta. Sebagai 
ilmuwan ia mempelajari magnetisme dan listrik yang merupakan 
pokok soal fisika. Ia juga berusaha mengembangkan astronomi dan 
matematika dengan mengemukakan pendapat bahwa bulan bersinar 
karena memantulkan cahaya matahari, menghitung terjadinya gerhana 
matahari, dan membuktikan dalil-dalil geometri.45

2. Anaximandros (610–546 SM)

Ia adalah murid Thales. Seperti yang dilakukan oleh gurunya, ia pun 
mencari arche. Namun baginya, arche yang sejati bukan suatu anasir yang 
dapat diamati oleh pancaindra, melainkan sesuatu yang tidak tampak. 
Menurutnya, prinsip utama yang mendasari segala-galanya bukanlah air, 
melainkan to apeiron, “yang tak terbatas”. Alasannya, sesuatu yang fisik 
pasti berubah, sedangkan yang berubah pasti bukan arche. Oleh sebab 
itu, untuk mencari arche kita jangan terkecoh oleh unsur-unsur yang 
bersifat fisik di dalam yang non-fisik itu, Anaximandros menemukan 
to apeiron segala-galanya tidak terbatas. Jumlah benda-benda fisik yang 
dapat diamati adalah tanpa batas. Demikian juga hal-hal yang non-fisik: 
bilangan atau angka tidak terbatas; keinginan-keinginan kita tidak ada 
batasnya; bahkan batas pandangan atau horizon kita pun tak terbatas: 
batas pandangan bergeser terus sesuai dengan ketinggian posisi tempat 
kita berdiri.46 Dia tidak setuju unsur utama alam adalah salah satu 
dari unsur-unsur yang ada, seperti air atau tanah. Unsur utama harus 
mencakup segalanya dan di atas segalanya yang dinamakan a peiron. 
Ia adalah air, maka air harus meliputi segalanya termasuk api yang 
merupakan lawannya. Padahal, tidak mungkin air menyingkirkan anasir 

43Indo Santalia, Pengantar Filsafat, (Watampone: Syahadah, 2017), hlm. 65.
44Akhyar Yusuf Lubis, Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 6.
45The Liang Gie, Pengantar Filsafat Ilmu, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 3.
46Indo Santalia, Pengantar Filsafat, hlm. 65.
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api. Oleh karena itu, Anaximandros tidak puas dengan menunjukkan 
salah satu anasir sebagai prinsip alam, tetapi dia mencari yang lebih 
dalam, yaitu zat yang tidak dapat diamati oleh pancaindra.47

3. Anaximenes (585–528 SM)

Menurutnya, asal-usul segala sesuatu adalah udara. Kenapa udara? 
Karena udara merupakan bahan dasar yang membentuk benda yang ada 
dalam alam semesta. Jika kumpulan udara sangat banyak, ia berubah 
bentuk menjadi awan atau sesuatu yang dapat dipandang mata; jika 
basah, ia menjadi air hujan; dan jika awan menjadi semakin padat, ia 
menjadi tanah atau batu atau bahkan badan manusia.

4. Herakleitos (535–475 SM)

Filsuf yang tak kalah pentingnya adalah Herakleitos, yang memberian 
argumen bahwa asal mula sesuatu itu adalah api, kata api digunakan 
kata logos. Penggunaan kata logos menurut Herakleitos sangat begitu 
jelas. Oleh karena itu, apakah logos itu dalam arti sesuatu tentang 
yang menerangi sebagaimana nyalanya api. Namun dengan demikian, 
bahwa Herakleitos tetap mempercayai bahwa logos adalah penerang 
kegelapan, dan penerang kebodohan dalam diri manusia. Orang yang 
menjaga kesucian logos-nya, akan mengantarkan ia kepada kehidupan 
yang bercahaya.48 Membahas mengenai metafisika. Menurutnya sumber 
perubahan itu adalah api. Api (panas) adalah lambang perubahan, 
karena api semua dapat berubah. Air menjadi uap, kayu menjadi abu, 
warna menjadi pudar, dan seterusnya, bahkan hidup manusia pun tidak 
mungkin tanpa ada api.49

5. Parmenides (515–440 SM)

Parmenides banyak membahas ontologi. Ia menentang pendapat 
Herakleitos tentang perubahan. Menurut pendapat Parmenides, gerak 
atau perubahan itu tidak mungkin. Jika semua berubah, bagaimana kita 
mengetahui ada perubahan karena kita sendiri berubah? Bagaimana 

47Akhyar Yusuf Lubis, Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 6.

48Abdullah hlm. Abd. Thalib, Filsafat Ilmu, (Samata: Gunadarma Ilmu), hlm. 85.
49Indo Santalia, Pengantar Filsafat, (Watampone: Syahadah, 2017), hlm. 67.
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kita mengetahui bahwa yang berubah itu berasal dari sesuatu yang 
pasti juga telah berubah dari asalnya? Untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut, ia menggunakan istilah-istilah ditemukan dalam 
ontologi, yakni “ada” (being) dan “tidak ada” (non-being).50 Menurutnya 
realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak 
berubah. Dia menegaskan bahwa yang ada itu ada. Inilah kebenaran. 
Coba bayangkan apa konsekuensi bila ada yang memungkiri kebenaran 
itu. Ada dua pengandaian yang mungkin. Pertama, adalah orang bisa 
mengemukakan bahwa yang ada itu tidak ada. Kedua, atau orang dapat 
mengemukakan bahwa yang ada itu serentak ada dan serentak tidak 
ada. Pengandaian pertama tertolak dengan sendirinya karena yang tidak 
ada memang tidak ada. Hal yang tidak ada tidak dapat dipikirkan dan 
menjadi objek pembicaraan. Pengandaian kedua tidak dapat diterima 
karena antara ada dan tidak ada tidak terdapat jalan tengah, yang 
ada akan tetap ada dan tidak mungkin berubah menjadi ada. Jadi, 
harus disimpulkan bahwa yang ada itu ada dan itulah satu-satunya 
kebenaran.51 Benar tidaknya suatu pendapat diukur dengan logika. 
Bentuk ekstrem pernyataan itu adalah satu-satunya kebenaran yang 
merupakan akal manusia. Dari pandangan ini dia mengatakan bahwa 
alam tidak bergerak, tetapi diam karena alam itu satu, yaitu ada dan yang 
ada itu satu. Dia menentang pendapat Herakleitos yang mengatakan 
alam selalu bergerak. Gerak alam yang terlihat menurut Parmenides 
adalah semu, sejatinya alam itu diam. Akibat dari pandangan ini muncul 
prinsip panteisme dalam memandang realitas.

6. Pythagoras (580–500 SM)

Ajaran Pythagoras yang terkenal adalah tentang bilangan atau angka. 
Ia menyusun oktaf-oktaf (musik) yang biasa dibaca berdasarkan 
bilangan (matematik). Menurutnya, nada-nada (dalam musik) dikuasai 
oleh hukum-hukum matematis sehingga untuk menguasai nada-nada 
diperlukan kemampuan memahami angka-angka. Ia pun mengatakan 
bahwa dalam angka terdapat harmoni. Misalnya, genap–ganjil, satu–
banyak, kiri–kanan, gelap–terang, baik–jahat, dan lain-lain. Pendapat 
Pythagoras kemudian berkembang lebih jauh dengan mengatakan bahwa 

50Indo Santalia, Pengantar Filsafat, hlm. 68.
51Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 

hlm. 26.
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semua kenyataan dapat dicocokkan dengan perhitungan-perhitungan 
atau kategori-kategori matematis. Ilmu pengetahuan alam modern 
sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Pythagoras tadi. Galileo 
Galilei (1564–1642) misalnya, mengatakan bahwa alam semesta ditulis 
dalam bahasa matematis, persis seperti yang dikatakan oleh Pythagoras 
belasan abad sebelumnya.52 Dalam filfasat ilmu, matematika merupakan 
sarana ilmiah yang terpenting dan akurat karena dengan pendekatan 
matematiklah ilmu dapat diukur dengan benar dan akurat. Di samping 
itu, matematika dapat menyederhanakan uraian yang panjang dalam 
bentuk simbol, sehingga lebih cepat dipahami.

Setelah berakhir masa filsuf alam, maka muncul masa transisi, yakni 
penelitian terhadap alam tidak menjadi fokus utama, tetapi sudah mulai 
menjurus pada penyelidikan pada manusia. Filsuf alam ternyata tidak 
dapat memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga timbullah kaum 
“sofis”. Kaum sofis memulai kajian tentang manusia dan menyatakan 
bahwa manusia adalah ukuran kebenaran.53

7. Protagoras (481–411 SM)

Protagoras menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. 
Pernyataan ini merupakan cikal bakal humanisme. Pernyataan yang muncul 
adalah apakah yang dimaksudnya itu manusia individu atau manusia 
pada umumnya. Memang dua hal itu menimbulkan konsekuensi yang 
sungguh berbeda. Namun, tidak ada jawaban yang pasti, mana yang 
dimaksud oleh Protagoras. Hal yang jelas ialah ia menyatakan bahwa 
kebenaran itu bersifat subjektif dan relatif. Akibatnya tidak akan ada 
ukuran yang absolut dalam etika, metafisika, maupun agama. Bahkan 
teori matematika tidak dianggapnya mempunyai kebenaran yang 
absolut.54

Namun, para filsuf setelah kaum sofis tidak setuju dengan 
pandangan tersebut. Mereka menolak relativisme kaum sofis. Menurut 
mereka, ada kebenaran objektif yang bergantung kepada manusia.

52Indo Santalia, Pengantar Filsafat, hlm. 67.
53Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, hlm. 27.
54Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, hlm. 27.
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8. Socrates (470–399 SM)

Seperti para sofis, Socrates pun mengajarkan kajian-kajian filsafat yang 
semula sangat abstrak dan jauh dari praktis kehidupan sehari-hari, 
menjadi lebih praktis dan konkret. Oleh Socrates, filsafat diarahkan 
pada penyelidikan tentang manusia, etika, dan pengalaman hidup sehari-
hari, baik dalam konteks individu (psikologis), sosial, maupun politik.

Namun, Socrates sangat menentang relativisme yang diajarkan oleh 
para sofis. Menurutnya, kebenaran bukanlah sesuatu yang subjektif dan 
relatif. Kita dapat menangkap adanya kebenaran objektif, yang tidak 
tergantung pada individu yang memikirkan atau menggapainya. Dalam 
kehidupan sehari-hari, ada perilaku yang baik dan tidak baik, yang 
pantas dan tidak pantas terletak pada sesuatu yang sifatnya universal. 

Bagaimana Socrates mengetahui adanya kebenaran yang tidak 
subjektif itu? Menurut Socrates, metode yang dijalankan olehnya 
bukanlah penyelidikan atas fakta-fakta, melainkan analisis atau pendapat-
pendapat atau pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh orang atau 
negarawan. Ia selalu bertanya tentang apa yang diucapkan oleh mereka 
atau oleh teman bicaranya itu. Jika mereka atau para negarawan bicara 
tentang kebaikan dan keadilan, ia kemungkinan bertanya apa yang 
dimaksud dengan kebaikan dan keadilan itu. Socrates adalah seorang 
kritis yang selalu mempertanyakan segala hal. Ia mempertanyakan bukan 
untuk menyerang dan meruntuhkan, tetapi untuk mempertanyakan dasar 
argumentasi dan konsistensi berpikir pada tokoh di zamannya. Filsafat 
Socrates banyak membahas masalah-masalah etika. Ia beranggapan bahwa 
yang paling utama dalam kehidupan bukanlah kekayaan atau kehormatan 
melainkan kesehatan jiwa. Prasyarat utama dalam hidup manusia adalah 
jiwa yang sehat. Jiwa manusia harus sehat terlebih dahulu agar tujuan-
tujuan hidup yang lain dapat diraih. Tujuan hidup yang paling utama 
adalah kebahagiaan (eundaimonia). Namun, kebahagiaan dalam bahasa 
Yunani bukan dalam arti seperti sekarang, yakni mencari kesenangan. 
Kebahagiaan dalam bahasa Yunani berarti kesempurnaan (Bertens, 1975). 
Plato dan Aristoteles setuju dengan pendapat Socrates bahwa eudaimonia 
merupakan tujuan utama kehidupan. Jalan atau cara untuk mencapai 
kebahagiaan adalah arête (kebajikan). Orang yang baik adalah orang yang 
mampu hidup bahagia.55

55Indo Santalia, Pengantar Filsafat, hlm. 72–73.
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Socrates berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan 
tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dasar 
dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. 
Bagi Socrates, pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan 
tentang diri sendiri. Semboyan yang paling digemarinya adalah apa yang 
tertera pada Kuil Delphi56, yaitu “Kenalilah Dirimu Sendiri”. Konsep 
pengenalan diri ini kemudian berkembang dalam bentuk introspeksi 
yang muncul dalam teologi Agustinus sebagai upaya untuk membedakan 
antara dimensi kejahatan dan kebaikan pada diri manusia.57

9. Plato (428/427–348/347 SM)

Plato adalah murid Socrates. Seorang filsuf besar Yunani yang 
mengembangkan filsafat spekulatif mengenai dunia ide yang sempurna 
dan abadi. Baginya filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif 
terhadap pandangan kebenaran yang menyeluruh. Dia menganalogikan 
manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan para tahanan 
yang selama hidupnya terkurung dalam gua. Kepala mereka enggan 
menengok ke belakang (ke lubang gua) dan hanya terarah pada dinding 
gua belaka. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat melihat sumber cahaya 
di luar gua. Mereka hanya melihat bayangan dirinya saja, yang sumber 
cahayanya berasal dari gua di belakang badan mereka.

Apa arti perumpamaan itu? Melalui perumpamaan itu Plato hendak 
menyampaikan dua hal. Pertama, kebanyakan manusia terpaku pada 
kehidupan dunia, yaitu cepat berubah dan fana. Seolah-olah kehidupan 
yang fana itu adalah kehidupan yang sejati. Padahal kenyataannya yang 
sesungguhnya adalah berupa dunia ide, yakni dunia objektif yang “di 
luar sana” (di luar gua) yang mengatasi dunia kehidupan sehari-hari kita.

Kedua, Plato mengkritik pendapat yang mengatakan bahwa 
pengetahuan yang sejati adalah pengetahuan indrawi, yang sumbernya 
adalah pengamatan atau pengetahuan indra. Padahal pengetahuan yang 
sebenarnya bersumber dari rasio dan berobjekkan dunia ide. Dalam 
pancaindra hanya merupakan “cermin” dari dunia ide. Dalam dunia 

56Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 
hlm. 30.

57Akhyar Yusuf Lubis, Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 6.
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ide, hanya terdapat hal-hal yang umum, seperti “kesegitigaan” dan 
“kekudaan”. Segitiga atau kuda yang kita lihat di dunia ini sesungguhnya 
adalah pantulan dari ide segitiga dan kuda yang bersifat umum, yang 
ada dalam dunia ide. Pengamatan indrawi tidak dapat mengetahui dunia 
ide. Dunia ide hanya dapat diketahui melalui rasio. Plato menganjurkan 
agar manusia menggunakan rasionya untuk menemukan kebenaran.

Selanjutnya, Plato menyusun filsafat manusia yang bersifat dualistic. 
Manusia terdiri dari dua unsur yang berbeda, yakni tubuh (benda) dan 
jiwa (ide-ide). Jiwa merupakan bagian dari dunia ide, sedangkan tubuh 
dari dunia yang bersifat fana. Fungsi jiwa adalah untuk mengendalikan 
nafsu yang bersumber dari tubuh. Fungsi jiwa seperti kusir pedati yang 
harus mengendalikan jalannya kuda (tubuh) yang menarik pedati itu. 
Selanjutnya, karena jiwa berasal dari dunia ide, maka ia tidak akan 
musnah meski tubuh (yang berasal dari dunia fana) sudah hancur 
(mati).

Keyakinannya pada keberadaan jiwa dan ide membawa pada 
penyusunan metode dalam mendapatkan pengetahuan (epistemologi). 
Dia mengembangkan metode deduktif, yakni suatu cara berpikir yang 
dimulai dari premis-premis umum atau mayor untuk kemudian diperoleh 
kesimpulan-kesimpulan yang lebih khusus atau kesimpulan-kesimpulan 
yang tidak melampaui premis-premis mayornya. Penggunaan metode 
ini sangat pas jika dalam berpikir kita berangkat dari premis-premis 
atau teori-teori yang sangat umum. Hingga hari ini cara berpikir ini 
masih digunakan bukan hanya dalam ilmu logika, tetapi juga dalam 
praktik berpikir ilmiah atau teoretis.58 Plato berhasil mensintesiskan 
antara pandangan Herakleitos dan Parmenides. Menurut Herakleitos 
segala sesuatu berubah, sedangkan Parmenides mengatakan sebaliknya, 
yaitu segala sesuatu diam. Untuk mendamaikan pandangan ini, Plato 
berpendapat bahwa pandangan Heraklitos benar, tetapi hanya berlaku 
bagi alam empiris saja, sedangkan pendapat Parmenides juga benar, 
tetapi hanya berlaku bagi ide-ide bersifat abadi dan ide inilah yang 
menjadi dasar bagi pengenalan yang sejati.59

58Indo Santalia, Pengantar Filsafat, (Watampone: Syahadah, 2017), hlm. 74–75.
59Akhyar Yusuf Lubis, Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 6.
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10. Aristoteles (384–322 SM)

Puncak kejayaan filsafat Yunani ada pada masa Aristoteles. Ia adalah 
murid Plato, seorang filsuf yang berhasil menemukan pemecahan 
persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukan dalam suatu 
sistem, yaitu logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika 
Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisme. 
Pada dasar silogisme, terdiri dari tiga premis berikut.

a. Semua manusia akan mati (premis mayor).

b. Socrates seorang manusia (premis minor).

c. Socrates akan mati (konklusi).

Logika Aristoteles ini juga disebut dengan logika deduktif yang 
mengukur valid atau tidaknya sebuah pemikiran.

Dalam bidang fisika Aristoteles membagi gerak dalam dua macam, 
yaitu gerak aksidental dan gerak substansial. Gerak aksidental adalah 
gerak pada sifat, seperti dari bayi kemudian remaja, dewasa, dan 
akhirnya tua. Sementara itu, gerak substansial adalah perubahan dari 
satu substansi ke substansi lain, seperti manusia mati (dia tidak lagi 
disebut manusia tetapi mayat).

Aristotes pertama kali membagi filsafat yang teoretis dan praktis. 
Hal yang teoretis mencakup logika, metafisika, dan fisika; sedangkan 
yang praktis mencakup etika, ekonomi, dan politik. Pembagian ilmu 
inilah yang menjadi pedoman juga bagi klasifikasi ilmu di kemudian 
hari. Aristoteles dianggap bapak ilmu karena dia mampu meletakkan 
dasar-dasar dan metode ilmiah secara sistematis.60 Aristoteles adalah 
murid Plato. Namun, dia menentang ajaran gurunya tentang keberadaan 
dunia ide. Dia mengaku bahwa dia sangat menyayangi gurunya, tetapi 
kecintaannya pada kebenaran membuatnya dia berbeda pandangan dari 
gurunya itu. Menurutnya, tidak ada dunia ide itu, tidak ada kesegitigaan 
atau kekudaan yang bersumbernya dari dunia ide. Hal yang ada adalah 
segitiga atau kuda ini dan itu saja; jadi segitiga dan kuda yang konkret, 
tetapi ia setuju dengan pendapat Plato, bahwa pengetahuan yang sejati 
harus berkenaan dengan yang umum dan universal, bukan hal-hal 
individual.61

60Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 
hlm. 30.

61Indo Santalia, Pengantar Filsafat, (Watampone: Syahadah, 2017) hlm. 76.



Bab 5 ---  Karakteristik Pemikiran Tokoh-tokoh Fisafat Abad Per tengahan 45

A. Sejarah Abad Pertengahan
Abad Pertengahan dimulai setelah keruntuhan kerajaan Romawi pada 
abad ke-5 M. Dikatakan sebagai abad Pertengahan karena zaman ini 
berada di tengah-tengah dua zaman, yaitu zaman kuno dan zaman 
modern.62

Filsafat barat abad Pertengahan (476–1492) juga dapat dikatakan 
sebagai “abad gelap”. Pendapat ini didasarkan pada pendekatan sejarah 
gereja. Memang pada saat itu tindakan gereja sangat membelenggu 
kehidupan manusia sehingga manusia tidak lagi memiliki kebebasan 
untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Para ahli 
pikir tidak memiliki kebebasan berpikir. Ciri-ciri pemikiran filsafat barat 
abad Pertengahan adalah sebagai berikut.

1. Cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja.

2. Berfilsafat dalam ajaran Aristoteles.

3. Berfilsafat dengan pertolongan Augustinus dan lain-lain.63

62Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat Teori dan Ilmu Hukum, 
(Cet. ke-4, Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 35.

63Asmoro Achmad, Filsafat Umum,(Cet. ke-15, Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2014), hlm. 67.
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Masa abad Pertengahan ini juga dapat sebagai suatu masa yang 
penuh dengan upaya menggiring manusia ke dalam kehidupan/sistem 
kepercayaan yang picik dan fanatik dengan menerima ajaran gereja 
secara membabi buta. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan 
terhambat.

Masa ini penuh dengan dominasi gereja, yang tujuannya untuk 
membimbing umat ke arah hidup yang saleh. Namun, di sisi lain, 
dominasi gereja ini tanpa memikirkan martabat dan kebebasan manusia 
yang mempunyai perasaan, pikiran, keinginan, dan cita-cita untuk 
menentukan masa depannya sendiri.64

Periode abad Pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok 
dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terutama terletak pada 
dominasi agama timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi 
Isa a.s. Pada abad permulaan Abad Masehi membawa pengaruh besar 
terhadap kepercayaan keagamaan.

Agama Kristen menjadi problema kefilsafatan karena mengajarkan 
bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini 
berbeda dengan perbedaan Yunani yang mengatakan bahwa kebenaran 
dapat dicapai oleh kemampuan akal. Mereka belum mengenal adanya 
wahyu. Mengenai sikap terhadap pemikiran Yunani ada dua.

Pertama, golongan yang menolak sama sekali pemikiran Yunani, 
karena pemikiran Yunani merupakan pemikiran orang kafir karena 
tidak mengakui wahyu.

Kedua, menerima filsafat Yunani yang mengatakan bahwa karena 
manusia itu ciptaan Tuhan maka kebijaksanaan manusia berarti pula 
kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Mungkin akal tidak dapat 
mencapai kebenaran yang sejati. Oleh karena itu, akal dapat dibantu 
oleh wahyu.65 

Pendapat-pendapat mengenai ilmu di abad Pertengahan simpang 
siur. Para sejarawan terdahulu memandang ilmu di zaman itu, belum 
terbebaskan dari beban dogmatisme dan takhayul, sementara sejarawan 

64Asmoro Achmad, Filsafat Umum, (Cet. ke-15, Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2014) hlm. 68.

65Surajiyo, Ilmu Filsafat Suatu Pengantar, (Cet. ke-1, Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2005) hlm. 156.
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lainnya mencoba menunjukkan bahwa fakta dan prinsip pokok ilmu 
modern ditemukan pada waktu itu.66

B. Masa Abad Pertengahan

1. Masa Patristik

Istilah patristik berasal dari kata latin paters yang berarti bapak dalam 
lingkungan gereja. Bapak yang mengacu pada pujangga Kristen, mencari 
jalan menuju jalan kristiani, melalui dasar peletakan intelektual untuk 
agama Kristen. Dalam masyarakat luas, terdapat pemikiran yang disebut 
sebagai kebudayaan kafir. Jadi, ada dua pendirian yang berlainan, yaitu 
yang berdasarkan agama Kristen dan filsafat Yunani.

Pandangan pemikiran agama pun terbagi tiga dalam menanggapi 
filsafat ini. Pandangan pertama, berpendapat bahwa setelah ada wahyu 
Ilahi yang terwujud dalam Yesus Kristus, seharusnya tidak ada lagi 
pemikiran filsafat sehingga tidak diakuinya. Pandangan kedua, berusaha 
menengahinya dengan mensintesiskan kedua pemikiran tersebut. 
Pandangan ketiga, bahkan menyatakan bahwa filsafat Yunani merupakan 
langkah awal menuju agama yang harus diterima dan dikembangkan.67

Perbedaan pendapat tersebut berkelanjutan sehingga orang-orang 
yang menerima filsafat Yunani menuduh bahwa mereka (orang-orang 
Kristen yang menolak filsafat Yunani) itu munafik. Kemudian, orang-
orang yang dituduh munafik tersebut menyangkal bahwa tuduhan 
tersebut dianggap fitnah; dan pembelaan dari orang-orang yang menolak 
filsafat Yunani mengatakan dirinyalah yang benar-benar sejalan dengan 
Tuhannya.

2. Masa Skolastik

Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata school, yang 
berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan 
sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat 

66Jerome R Ravertz, Filsafat Ilmu Sejarah dan Ruang Lingkup Bahasa, (Cet. ke-3, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 18.

67Kamaruddin Mustamin, Pengantar Filsafat Ilmu, (Cet. ke-1, Makassar: 
Alauddin University Press, 2014) hlm. 54.
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abad Pertengahan. Terdapat beberapa pengertian dari corak khas 
Skolastik, sebagai berikut.

a. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-
mata agama. Skolastik ini sebagai bagian dari kebudayaan abad 
Pertengahan yang religius.

b. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdi pada teologi atau 
filsafat yang rasional memecahkan persoalan-persoalan mengenai 
berpikir, sifat, kejasmanian, kerohanian, serta baik dan buruk. 
Dari rumusan tersebut kemudian muncul istilah skolastik Yahudi, 
skolastik Arab, dan lainnya.

c. Filsafat skolastik adalah suatu sistem filsafat yang termasuk jajaran 
pengetahuan alan kodrat yang akan dimasukkan ke dalam bentuk 
sintesis yang lebih tinggi antara kepercayaan dan akal.

d. Filsafat skolastik adalah filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi 
oleh ajaran-ajaran gereja.68 

Menurut Delgauw berhadapan dengan pemikiran Yunani kuno, 
filsafat abad Pertengahan skolastik mewakili aliran pikiran lain yang 
terlihat jelas, baik karena menyangkut waktunya yang berbeda, maupun 
karena menyangkut kelompok bangsa lain, yaitu kelompok bangsa 
Eropa Barat.

Filsafat kaum skolastik merupakan pertemuan antara pemikiran 
Aristoteles (yang hidup kembali melalui filsuf-filsuf Islam dan Yahudi) 
dan Iman Kristiani. Pertemuan ini banyak menghasilkan banyak filsuf 
penting. Mereka sebagian besar dari kedua ordo baru, yang lahir dalam 
abad Pertengahan, yaitu para dominikan dan fransiskan.69

a. Skolastik Awal (Abad 9–12 M)

Sejak abad kelima hingga ke-8 Masehi pemikiran filsafat patristik mulai 
merosot, terlebih lagi pada abad ke-6 dan ke-7 dikatakan abad kacau. 
Hal ini disebabkan pada saat itu terjadi serangan terhadap Romawi 
sehingga kerajaan Romawi beserta peradabannya ikut runtuh yang telah 
dibangun selama berabad-abad.

68Asmoro Achmad, Filsafat Umum, (Cet. ke-15, Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2014) hlm. 72.

69Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat Teori dan Ilmu Hukum, 
(Cet. ke-4, Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 36.
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Saat ini merupakan zaman baru bagi bangsa Eropa. Hal ini ditandai 
dengan skolastik yang di dalamnya banyak diupayakan pengembangan 
ilmu pengetahuan di sekolah-sekolah. Pada mulanya, skolastik ini timbul 
pertama kalinya di Biara Italia Selatan dan akhirnya sampai berpengaruh 
ke Jerman dan Belanda.

Kurikulum pengajarannya meliputi studi duniawi atau artes liberales 
meliputi tata bahasa, retorika, dialektika, ilmu hitung, ilmu ukur 
perbintangan, dan musik.70

Masa ini ditandai oleh pembentukan metode yang lahir karena 
hubungan yang rapat antara agama dan filsafat; yang tanpak pada 
permulaan ialah persoalan tentang universalia.71

Zaman ini berhubungan dengan terjadinya perpindahan penduduk, 
yaitu perpindahan bangsa Hun dari Asia masuk ke Eropa sehingga 
bangsa Jerman berpindah melewati perbatasan kekaisaran romawi yang 
secara politik sudah mengalami kemerosotan.

Pertama, ahli pikir Boethius dalam usianya yang ke-44 tahun, ia 
dikenai hukuman dengan tuduhan berkomplot. Ia dianggap sebagai 
filsuf akhir Romawi dan filsuf pertama skolastik. Jasanya ialah 
menerjemahkan logika Aristoteles ke dalam bahasa latin dan menulis 
beberapa traktat logika Aristoteles. Di dalam bukunya itu ia menyatakan 
pendapatnya sama dengan Stoa bahwa kejahatan bukan realitas. Tuhan 
mengatur dengan kekuasaan dan takdir. Kekuasaan dibedakan dengan 
takdir, kekuasaan merupakan pikiran tertinggi yang mengawasi semua 
yang bersangkutan dengan dunia abadi, sementara takdir menyusun 
metode sesuai dengan rencana Tuhan yang dinyatakan dalam ruang 
dan waktu. Tak satu pun yang dapat tumbuh dan berkembang di 
luar kekuasaan dan pengawasan Tuhan; takdir tunduk kepadanya. 
Kekuasaan Tuhan mengetahui apa-apa yang akan terjadi, takdir 
merupakan pelaksanaannya. Tuhan dengan laksana-laksana seorang 
ahli penyakit, mengetahui sebab-sebab penyakit dan ia tahu cara 
menyembuhkannya. Di dalam consolation itu ia menyimpulkan bahwa 
kebebasan yang sebenarnya ialah hidup di bawah bimbingan Tuhan. 

70Asmoro Achmad, Filsafat Umum. (Cet. ke-15, Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2014) hlm. 74.

71Surajiyo, Ilmu Filsafat Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005) hlm. 
157.
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Mematuhi ajaran Tuhan bukan berarti terikat, justru itulah kebebasan 
yang sebenarnya.72 Kedua, Kaisar Karel Agung yang memerintahkan 
pada awal abad ke-9 yang telah berhasil mencapai stabilitas politik 
yang pesat. Ketiga, Eriugena bekerja di sekolah lingkungan istana Karel 
Agung. Ia berjasa dalam menerjemahkan karya Pseudo Dionysius ke 
dalam bahasa Latin sehingga menjadi referensi bagi dunia pemikiran 
abad-abad selanjutnya. Anselmus memimpin Biara Normandi, Prancis 
dan Uskup Agung di Canterbury, Inggris. Ia meluruskan perkataan 
Augustinus dengan mengatakan “saya percaya supaya saya mengerti”. 
Keempat, adalah cara mengajar yang terdiri dari dua jenis (1) cara kuliah 
yang diberikan seorang Maha Guru; dan (2) diskusi yang dipimpin 
seorang Maha Guru.73

Di antara tokoh-tokohnya adalah Aquinas (735–805), Johannes 
Srotes Eriogena (815–870), Peter Lombard(1100–1160), John Salisbury 
(1115–1180), dan Peter Abaelardus (1079–1180).

b. Peter Abelardus (1079–1180)

Ia dilahirkan di Le Pallet, Prancis, ia mempunyai kepribadian yang keras 
dan pandangannya sangat tajam sehingga sering kali bertengkar dengan 
para ahli pikir dan pejabat negara. Ia termasuk orang konseptualisme 
dan sarjana terkenal dalam Sastra Romantik, sekaligus sebagai 
rasionalistik, artinya peranan akal menundukkan kekuatan iman. Iman 
harus mau didahului akal. Hal yang harus dipercaya adalah apa yang 
telah disetujui atau dapat diterima oleh akal.

Berbeda dengan Anselmus yang mengatakan bahwa berpikir harus 
sejalan dengan iman. Abelardus memberikan alasan bahwa berpikir itu 
berada di luar iman (di luar kepercayaan). Oleh karena itu, berpikir 
merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Hal ini sesuai dengan metode 
dialektika yang tanpa ragu-ragu ditunjukkan dalam teologi, yaitu bahwa 
teologi harus memberikan tempat bagi semua bukti-bukti. Dengan 
demikian, seperti ajaran trinitas juga berdasarkan pada bukti-bukti, 
termasuk bukti dalam wahyu Tuhan.

72Ahmad Tafsir, Filsafat Umum, (Cet. ke-21, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2015) hlm. 94.

73Kamaruddin Mustamin, Pengantar Filsafat Ilmu, (Cet. ke-1, Makassar: 
Alauddin University Press, 2014) hlm. 56–57.
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c. Anselmus (1033–1109)

Didalam filsafat Anselmus kelihatan iman merupakan tema sentral 
pemikirannya. Iman kepada Kristus adalah yang paling penting sebelum 
yang lain. Dari sini dapatlah kita memahami pernyataannya yang 
menggambarkan bahwa ia mendahulukan iman daripada akal. Arti 
ungkapan itu kira-kira “percaya agar mengerti” secara lebih sederhana 
“percayalah lebih dulu supaya mengerti” ia mengatakan bahwa wahyu 
harus diterima lebih dulu sebelum ia mulai berpikir. Jadi, akal hanyalah 
pembantu wahyu.

Argumen tentang Anselmus tentang adanya Tuhan ialah apa yang 
kebesarannya tak terpikirkan, tidak mungkin hanya ada dalam pikiran. 
Tuhan itu kebesarannya tak terpikirkan. Argumen ini mengajarkan 
bahwa apa yang dipikirkan, berarti objek itu betul-betul ada; tidak 
mungkin ada sesuatu yang hanya ada di dalam pikiran, tetapi di luar 
pikiran objek itu tidak ada.

Mengenal sifat Tuhan Anselmus menyebutkan bahwa tuhan bersifat 
esa, kekal, baik, dan sempurna. Tuhan tidak berada di dalam ruang dan 
waktu, tetapi segala sesuatu berada di dalam Tuhan. Teori pengetahuan 
Anselmus mengatakan bahwa pengetahuan dimulai dari pengindraan, 
lalu terbentuklah pengetahuan akliah, terakhir adalah menangkap 
kebesaran Tuhan melalui jalur mistik, kebaikan tertinggi bagi manusia 
ialah perenungan tentang kebesaraan Tuhan. Selanjutnya, ia mengatakan 
bahwa kita selalu dalam kekurangan selama kita masih dibimbing oleh 
nafsu duniawi dan selama kita masih terikat pada keinginan-keinginan 
jasmani.74

d. Skolastik Puncak

Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 
1200–1300 dan masa ini juga disebut masa berbunga. Masa itu ditandai 
dengan munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo, yang 
secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu 
pengetahuan, di samping juga peranan universitas sebagai sumber atau 
pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan.75

74Ahmad Tafsir, Filsafat Umum, (Cet. ke-21, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2015) hlm. 95–97.

75Asmoro Achmad, Filsafat Umum, (Cet. ke-15, Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2014) hlm. 75.
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Sama dengan abad Pertengahan, pada zaman keemasan skolastik 
ini, filsafat dipelajari hubungannya dengan teologi, tidak berarti bahwa 
wacana filsafat hilang. Filsafat tetap dipelajari meskipun tidak secara 
terbuka dan mandiri. Pada abad ini dibangun sintesis filsuf penting, 
berkaitan dengan beberapa hal yaitu (1) didirikannya universitas-
universitas pada abad 1200; (2) beberapa ordo baru dibentuk; dan (3) 
ditemukan dan digunakannya sejumlah karya filsafat yang sebelumnya 
tidak terkenal.76

Berikut ini beberapa faktor mengapa masa skolastik mencapai 
pada puncaknya.

1) Adanya pengaruh dari Aristoteles, Ibnu Rusyid, dan Ibnu Sina sejak 
abad ke-12 sehingga sampai abad ke-13 telah tumbuh menjadi ilmu 
pengetahuan yang luas.

2) Tahun 1200 didirikan Universitas Almamater di Prancis. Universitas 
ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah. Almamater adalah 
sebagai awal berdirinya universitas di Paris. Berdirinya ordo-ordo. 
Ordo-ordo inilah yanag muncul karena banyaknya perhatian orang 
terhadap ilmu pengetahuan sehingga menimbulkan dorongan yang 
kuat untuk memberikan suasana yang semarak pada abad ke-13.

C. Upaya Kristenisasi Ajaran Aristoteles
Pada mulanya hanya sebagian ahli pikir yang membawa dan meneruskan 
ajaran Aristoteles. Akan tetapi, upaya ini mendapatkan perlawanan 
dari Augustinus. Hal ini disebabkan oleh adanya suatu anggapan 
bahwa ajaran Aristoteles yang mulai dikenal pada abad ke-12 telah 
diolah dan tercemar oleh ahli pikir Arab Islam. Hal ini dianggap sangat 
membahayakan ajaran Kristen. Keadaan yang demikian ini bertolak 
belakang bahwa ajaran Aristoteles masih diajarkan di fakultas-fakultas, 
bahkan dianggapnya sebagai pelajaran yang penting dan harus dipelajari. 
Untuk menghindari adanya pencemaran tersebut di atas (dari ahli pikir 
Arab dan Islam), akan dijelaskan beberapa perjalanan para filsuf berikut.

 

76Kamaruddin Mustamin, Pengantar Filsafat Ilmu, (Cet. ke-1, Makassar: 
Alauddin University Press, 2014) hlm. 57.
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1. Albertus Magnus (1203–1280)

Di samping sebagai biarawan, Albertus juga dikenal sebagai cendekiawan 
abad Pertengahan. Ia lahir dengan nama Albert von Bollstadt yang juga 
dikenal sebagai “doktor universalis”, ia memiliki kepandaian luar 
biasa. Terakhir, ia diangkat sebagai uskup agung. Pola pemikirannya 
meniru Ibnu Rasyid dan menulis tentang Aristoteles dalam bidang 
ilmu pengetahuan, ia mengadakan penelitian dalam Ilmu Biologi dan 
Ilmu Kimia.

2. Thomas Aquinas

Ia merupakan tokoh terbesar skolastisisme, salah seorang suci gereja 
Katolik Romawi dan pendiri aliran yang dinyatakan sebagai filsafat 
resmi gereja Katolik. Ia berusaha untuk membuktikan bahwa iman 
Kristen secara penuh dapat dibenarkan dengan pemikiran logis. Ia 
telah menerima pemikiran Aristoteles sebagai otoritas tertinggi tentang 
pemikirannya yang logis.

Menurut pendapatnya, semua kebenaran asalnya dari Tuhan. 
Kebenaran diungkapkan dengan jalan yang berbeda-beda, sedangkan 
iman berjalan di luar jangkauan pemikiran. Ia menghimbau agar orang-
orang mengetahui hukum alamiah yang terungkap dalam kepercayaan. 
Tidak ada kontradiksi antara pemikiran iman. Semua kebenaran mulai 
timbul secara ketuhanan walaupun iman diungkapkan lewat beberapa 
kebenaran yang berada di luar kekuatan pikir.

Selanjutnya, ia katakan bahwa iman lebih tinggi dan berada di luar 
pemikiran yang berkenaan sifat Tuhan dan alam semesta. Timbulnya 
pokok persoalan yang aktual dan praktis dari gagasannya adalah 
“pemikirannya dan kepercayaannya telah menemukan kebenaran mutlak 
yang harus diterima oleh orang-orang lain”. Pandangannya inilah yang 
menjadikan perlawanan kaum protestan karena sikapnya yang otoriter.

Thomas sendiri menyadari bahwa tidak dapat menghilangkan 
unsur-unsur Aristoteles. Bahkan ia menggunakan ajaran Aristoteles, 
tetapi sistem pemikirannya yang berbeda.77

77Asmoro Achmad, Filsafat Umum, (Cet. ke-15, Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2014) hlm. 79.



Nalar Filosofis untuk Pengembangan Pendidikan54

Pendapat Aquinas tentang jiwa amat sederhana. Katanya, jiwa 
dan raga mempunyai hubungan yang pasti. Raga yang menjadikan 
matter dan jiwa yang menghadirkan form, yaitu prinsip-prinsip hidup 
yang aktual. Kesatuan masalah jiwa dan raga bukanlah terjadi secara 
kebetulan. Kesatuan itu diperlukan untuk terwujudnya kesempurnaan 
manusia. Hal yang dimaksud dengan jiwa menurutnya adalah kapasitas 
intelektual (pikir) dan kegiatan vital serta kejiwaan yang lainnya. Oleh 
karena itu, Aquines mengatakan bahwa manusia adalah makhluk 
berakal. Konsekuensinya ialah jiwa harus membimbing raga karena 
jiwa lebih tinggi daripada raga. Akan tetapi, jiwa itu bergantung juga 
dengan raga; kegiatan raga memengaruhi jiwa. Selanjutnya, Aquines 
membuat perbedaan yang tajam antara tiga tipe jiwa, yaitu (1) jiwa 
vegetatif, yaitu jiwa yang mengatur tetumbuhan; (2) jiwa sensitif yang 
mengatur kehidupan hewan; dan (3) jiwa rasional yang mengatur 
kehidupan manusia.78

3. Skolastik Akhir (Abad 14–15)

Pada akhir abad ke-14 terjadi sikap kristis atas berbagai usaha pemikiran 
yang mensintesiskan pemikiran filsafat dan teologi yang semakin 
menyimpang dari pandangan Aristoteles. “Jalan kuno” adalah mazhab-
mazhab skolastik tradisional, terutama Thomisme dan Scotisme serta 
Neoplatonisme, Aristoteles moderat, juga Albertisme.79 Ditandai dengan 
pemikiran kefilsafatan yang berkembang ke arah nominalisme, ialah 
aliran yang berpendapat bahwa universalisme tidak memberi petunjuk 
tentang aspek yang sama dan yang umum mengenai adanya sesuatu 
halaman. Pengertian umum hanya momen yang tidak mempunyai nilai-
nilai kebenaran yang objektif.80 

Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam 
pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya sehingga memperlihatkan 
stagnasi. Di antara tokoh-tokonya ialah sebagai berikut.

78Ahmad Tafsir, Filsafat Umum, (Cet. ke-21, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2015) hlm. 102.

79Kamaruddin Mustamin, Pengantar Filsafat Ilmu, (Cet. ke-1, Makassar: 
Alauddin University Press, 2014) hlm. 57.

80Surajiyo, Ilmu Filsafat Suatu Pengantar, (Cet. 1, Jakarta, PT Bumi Aksara, 
2005) hlm. 157.
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a. Willam Ochkam (1285–1349)

 Ia merupakan ahli pikir Inggris yang beraliran skolastik. Karena terlibat 
dalam pertengkaran umum dengan Paus John XXII, ia dipenjara di 
Avignon, tetapi ia dapat melarikan diri dan mencari perlindungan pada 
Kaisar Luis IV. Ia menolak ajaran Thomas dan mendalilkan bahwa 
kenyataan itu hanya terdapat pada benda-benda satu demi satu, dan 
hal-hal yang umum itu hanya tanda-tanda abstrak.

 Menurut pendapatnya, pikiran manusia hanya dapat mengetahui 
barang-barang atau kejadian-kejadian individual. Konsep-konsep 
umum tentang alam hanya merupakan abstraksi buatan tanpa 
kenyataan. Pemikiran yang demikian ini, dapat dilalui hanya lewat 
intuisi, bukan lewat logika. Di samping itu, ia membantah anggapan 
skolastik bahwa logika dapat membuktikan dokrin teologis.

b. Nicolas Cusasus (1401–1464)

 Ia sebagai tokoh pemikir paling akhir. Menurut pendapatnya 
terdapat tiga cara untuk mengenal, yaitu lewat indra, akal, dan 
intuisi. Dengan indra kita kita akan mendapatkan pengetahuan 
tentang benda-benda berjasad, yang sifatnya tidak sempurna. 
Dengan akal kita akan mendapatkan bentuk-bentuk pengertian 
yang abstrak berdasar pada sajian atau tangkapan indra. Dengan 
intuisi, kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi, 
hanya dengan intuisi inilah kita akan mempersatukan apa yang 
oleh akal tidak dapat dipersatukan. Manusia seharusnya menyadari 
akan keterbatasan akal, sehingga banyak yang seharinya dapat 
diketahui karena keterbatasan akal tersebut, hanya sedikit saja 
yang dapat diketahui oleh akal. Dengan intuisi inilah, diharapkan 
akan sampai pada kenyataan, yaitu suatu tempat di mana segala 
sesuatu bentuknya menjadi larut, yaitu Tuhan.

D. Skolastik Arab (Islam)
Dalam bukunya, Hasbullah Bakry menerangkan bahwa istilah skolastik 
Islam jarang dipakai di kalangan umat Islam. Istilah yang biasa dipakai 
ialah ilmu kalam atau filsafat Islam. Dalam pembahasan antarilmu 
Kalam dan filsafat Islam biasanya dipisahkan.81 

81Asmoro Achmad, Filsafat Umum, (Cet. 15,  Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2014), hlm. 81.
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Sebut saja umpamanya transmisi ilmu pengetahuan Yunani ke 
dunia Islam pada sekitar abad ke-8 dan ke-9 merupakan peristiwa 
penting dalam sejarah peradaban umat manusia. Sebab kelak terbukti, 
bahwa transmisi itu memiliki konsekuensi yang luas, yang pengaruhnya 
tidak saja bagi khazanah klasik, tapi juga bagi perkembangan pemikiran 
kultur Islam yang pada urutannya menjadi landasan kebangkitan ilmiah  
Barat Kristen abad Pertengahan.

Seperti diketahui bahwa perkembangan tradisi intelektualisme 
Islam kian menemukan bentuknya, terutama terletak antara abad ke-8 
dan ke-13 M. Dalam periode pertengahan inilah, oleh banyak ahli sejarah 
memandang dunia silam sebagai mengalami “pencerahan intelektual”. 
Pendapat ini berangkat dari satu kenyataan di mana pada saat itu telah 
terjadi penerimaan, pencatatan, dan pemindahan ilmu pengetahuan 
Yunani dan bangsa lainnya ke dalam dunia Islam.82

Pada periode ini, terbagi kepada dua periode, yaitu periode 
mutakallim (700–900 M)dan periode filsafat Islam (850–1200 M).

Pada masa ini hanya Al-Qur’an lah yang memberitahukan adanya 
filsafat, karena ia sebagai metode untuk mengkaji Al-Qur’an sehingga 
Ibnu Rasyid yang memadukan antara agama dan filsafat. Oleh karena 
itu, filsafat Plato dan Aristoteles, Ibnu Rasyid membenarkannya dan 
di sinilah sumbangsih Islam terbesar sehingga mampu menghantarkan 
Barat pada perubahan.83

Ada beberapa filsuf Islam yang sempat memengaruhi perubahan 
zaman di bidang filsafat, terutama pada kalangan eropa sebagai berikut.

1. Al Kindi (801–865 M)

Ia adalah filsuf berbangsa Arab dan dipandang sebagai filsuf Muslim 
pertama. Memang secara etnis, Al Kindi lahir dari keluarga Arab yang 
berasal dari suku Kindah, salah satu suku besar daerah Jazirah Arab 
Selatan. Salah satu kelebihan Al Kindi adalah menghadirkan filsafat 
Yunani kepada kaum Muslimin. Setelah terlebih dahulu mengislamkan 
pikiran-pikiran asing tersebut.

82Muhammad Sabri, dkk., Filsafat Ilmu, (Makassar, 2009) hlm. 28.
83Abdullah H. Abd. Talib, Pengantar Filsafat, (Cet. ke-2, Samata: Gunadarma 

Ilmu, 2014) hlm. 125.
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Al Kindi membagi daya jiwa menjadi tiga, yaitu daya bernafsu, 
daya pemarah, dan daya berpikir. Sebagaimana Plato membagi kekuatan 
jiwa ini dengan mengibaratkan daya berpikir menjadi sais kereta dan 
kedua lainnya sebagai dua ekor kuda yang menarik kereta tersebut. Jika 
akal budi dapat berkembang dengan baik, dua daya jiwa lainnya dapat 
dikendalikan dengan baik pula. Orang yang hidupnya dikendalikan 
oleh dorongan-dorongan nafsu birahi dan amarah diibaratkan Al Kindi 
seperti anjing dan babi, sedangkan bagi mereka yang menjadikan akal 
budi sebagai tuannya, mereka diibaratkan sebagai raja.

Menurutnya, fungsi filsafat sesungguhnya bukan untuk menggugat 
kebenaran wahyu atau untuk menuntut keunggulan yang lancang atau 
menuntut persamaan dengan wahyu. Filsafat haruslah sama sekali tidak 
mengajukan tuntutan sebagai jalan tertinggi menuju kebenaran dan 
mau merendahkan dirinya sebagai penunjang bagi wahyu.

Ia mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala 
sesuatu sejauh jangkauan pengetahuan manusia. Oleh karena itu, Al 
Kindi dengan tegas mengatakan bahwa filsafat memiliki keterbatasan 
dan bahwa ia tidak dapat mengatasi problem, misalnya mukjizat, surga, 
neraka, dan kehidupan akhirat.

Filsafat Al Kindi adalah mencari kebenaran dengan menggunakan 
filsafat, yang merupakan usaha paling tinggi dan mulia, terutama 
tentang filsafat metafisika, yaitu guna mengetahui kebenaran dari segala 
kebenaran, yaitu Yang Maha Satu/Allah.

Masalah kenabian adalah derajat pengetahuan yang tertinggi yang 
dicapai oleh manusia melalui instuisi atau wahyu di atas kesanggupan 
manusia sebagai makhluk yang terbatas.

Teori pengetahuan menurut Al Kindi terbagi atas dua. Pertama, 
pengetahuan Ilahi yang diterima Nabi dari Tuhan kemudian dasar 
pengetahuan itu adalah keyakinan. Kedua, pengetahuan insaniah yang 
dasarnya adalah pikiran. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk 
jasmani dan rohani yang tujuannya berusaha mencapai kebenaran Ilahi.84

84Abdullah H. Abd. Talib, Pengantar Filsafat, (Cet. ke-2, Samata: Gunadarma 
Ilmu, 2014) hlm. 126–127.
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2. Al Farabi

Filsafat Al Farabi banyak menjelaskan filsafat Plato dan Aristoteles, 
terutama pada bidang logika, fisika, etika, dan metafisika. Corak 
filsafatnya menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada. 
Mengenai hakikat alam, Al farabi sependapat dengan Plato bahwa alam 
ini “baru”, dan alam idea menurut Al farabi mirip dengan alam akhirat.

Dalam teori Al Farabi, kelihatan sangat dipengaruhi oleh teori 
emanasi Neo Platonisme “yang esa” atau “esanya Plotinus” di mana 
menurutnya keluarnya alam ini adalah dari yang esa dan akhirnya sampai 
kepada kesimpulan bahwa semua wujud, termasuk di dalamnya wujud 
pertama (Tuhan) merupakan rangkaian mata rangkai yang kuat dan erat. 
Emanasi adalah teori tentang keluarnya sesuatu wujud yang mungkin 
dari zat yang wajibul wujud (zat yang mesti adanya). Teori ini disebut 
juga dengan teori urut-urutan wujud.

Adapun proses terjadinya emanasi menurut Al Farabi adalah Tuhan 
sebagai akal berpikir tentang dirinya dan dari pemikiran ini timbul suatu 
wujud lain. Tuhan merupakan wujud pertama dan dengan pemikiran 
itu timbul wujud kedua yang mempunyai substansi. Ia disebut akal 
pertama yang tak bersifat materi, wujud kedua ini berpikir tentang 
wujud pertama dan dari pemikiran itu timbullah wujud ketiga disebut 
akal kedua.

Pada ajaran emanasi Al Farabi itu, pada dasarnya tidaklah 
bertentangan degan ajaran Islam, akan tetapi yang belum mampu 
memahaminya dengan mendalamlah sehingga menyalahkan teori 
tersebut. Anggaplah sekelompok kalangan yang memandang Al-Farabi 
dipengaruhi oleh filsuf Yunani yang tidak islamis.85 

3. Ibnu Sina

Tuhan menurut Ibnu Sina adalah akal. Ia memikirkan dirinya lalu 
memikirkan sesuatu di luar dirinya, menyebabkan timbulnya akal lain 
yang dinamakan akal pertama. Akal pertama ini mengeluarkan akal 
kedua dan seterusnya.

85Abdullah H. Abd. Talib, Pengantar Filsafat, (Cet. ke-2, Samata: Gunadarma 
Ilmu, 2014) hlm. 130.
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Menurut Ibnu Sina, kesempurnaan jiwa adalah kesempurnaan 
yang ada pada Al Khair yang dimaksud adalah Tuhan itu sendiri, Tuhan 
menjadi tujuan setiap jiwa manusia.

Ibnu Sina mengemukakan bukti-bukti wujud jiwa dalam empat 
dalil, yaitu:

a. dalil alam kejiwaan;

b. dalil “aku” dan kesatuan gejala-gejala kejiwaan;

c. dalil kelangsungan; dan

d. dalil orang terbang atau orang tergantung di udara.

Tentang ajaran metafisika dan fisikanya banyak persamaan dengan 
Al-Farabi, kedua filsuf ini menggunakan teori emanasi dan sama-sama 
mengakui bahwa alam ini “qadim” dari tinjauan filsafat.86

4. Imam Al Mawardi (386 H/975 M)

Dalam pandangan Al Mawardi, negara adalah sebuah kesatuan 
komunitas yang dipimpin oleh seorang khalifah yang memiliki 
otoritas penuh, baik yang didapat lewat proses suksesi maupun proses 
pemilihan. Hubungan antara pemimpin dan warganya dalam kaitan 
ini adalah hubungan kontrak yang diikat dalam sebuah baiat. Baiat 
penguasa bisa dilakukan secara umum di hadapan seluruh rakyat 
maupun dilakukan di depan para majelis syura.

Berkaitan dengan masalah jihad, Al Mawardi menegaskan, selain 
menjadi perintah jihad kepada orang kafir, jihad dibagi menjadi tiga 
bagian, yaitu jihad untuk memerangi orang murtad, jihad melawan 
para pemberontak, dan jihad melawan para pengacau keamanan. Bila 
kita cermati, pembagian versi Al Mawardi ini selalu tersangkut paut 
dengan politik kekuasaan.

Pandangannya agar negara dapat ditegakkan dari segi politik apabila 
mempunyai enam unsur pokok berikut.

a. Agama yang dianut dan dihayati sebagai kekuatan moral. Agama 
dapat mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia, karena 
menjadi pengawas melekat pada hati nurani manusia. Maka, 

86Abdullah H. Abd. Talib, Pengantar Filsafat, (Cet. ke-2, Samata: Gunadarma 
Ilmu, 2014) hlm. 134.
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agama menjadi sendi yang paling pokok bagi kesejahteraan dan 
stabilitas negara.

b. Penguasa yang kharismatik berwibawa dan dapat dijadikan teladan. 
Dengan begitu, ia bisa mempersatukan aspirasi-aspirasi yang 
berbeda-beda; membina negara untuk mencapai tujuan luhur; serta 
menjaga agar agama dihayati dan diamalkan.

c. Keadilan yang menyeluruh. Dengan menyeluruhnya keadilan 
maka akan tercipta keakraban antara sesama warga negara yang 
menimbulkan rasa hormat dan ketaatan pada pimpinan.87

d. Keamanan merata. Jika keamanan berlangsung secara merata, 
rakyat dapat hidup tenang dan dapat melaksanakan kewajiban serta 
haknya sebagai rakyat. Meratanya keamanan ini merupakan akibat 
dari menyeluruhnya keadilan.

e. Kesuburan tanah yang berkesinambungan. Dengan kesuburan 
tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan 
materi yang lain dapat dipenuhi. Dengan demikian, perbuatan 
buruk akan terhindari. 

f. Harapan kelangsungan hidup. Generasi sekarang berkaitan erat 
dengan generasi yang akan datang, maka generasi sekarang 
adalah pewaris generasi lalu. Oleh karenanya, harus dipersiapkan 
generasi yang bersikap optimisme sehingga ia mampu mencukupi 
kebutuhannya. Sebaliknya, generasi yang pesimis akan digilas oleh 
waktu dan perkembangan zaman dan tak mungkin bertahan. 

5. Al Ghazali (1058–1111 M)

Al Ghazali termasuk ke dalam kelompok sufistik yang banyak menaruh 
perhatian yang besar terhadap pendidikan karena pendidikanlah yang 
banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan pemikirannya.

“Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan bersih, kedua orang tuanyalah 
yang menyebabkan anak itu menjadi penganut Nasrani, Yahudi, dan 
Majusi”(HR. Muslim).

Sejalan dengan hadis tersebut, Al Ghazali mengatakan anak 
menerima ajaran dan kebiasaan hidup yang baik, maka anak itu menjadi 

87Abdullah H. Abd. Talib, Pengantar Filsafat, (Cet. ke-2, Samata: Gunadarma 
Ilmu, 2014) hlm. 138.
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baik. Begitu pun sebaliknya, pendidikan ini didasarkan pada pengalaman 
hidup Al Ghazali sendiri sebagai orang yang tumbuh menjadi seorang 
ulama besar yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang 
disebabkan karena pendidikan.88

Al Ghazali menjelaskan tentang tujuan pendidikan, menurutnya 
pendidikan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk 
mencari kedudukan, kemegahan, dan kegagahan atau mendapatkan 
kedudukan yang menghasilkan uang. Karena, kalau tujuannya bukan 
untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan dapat menimbulkan 
kedengkian, kebencian, dan permusuhan.

Rumusan tujuan pendidikan yang demikian itu karena Al Ghazali 
memandang dunia ini bukan merupakan hal pokok, tidak abadi, dan 
akan rusak. Lebih lanjut, Al ghazali menjelaskan bahwa akal sehat 
orang yang dapat menggunakan dunia untuk tujuan akhirat, sehingga 
orang tersebut derajatnya lebih tinggi di sisi Allah dan lebih luas 
kebahagiaannya di akhirat.

Tipe ideal guru yang dikehendaki Al Ghazali dilihat dari 
perspektif guru sebagai profesi, tampak diarahkan pada aspek moral 
dan kepribadian guru, sedangkan aspek keahlian profesi terhadap 
penguasaan materi yang diajarkan dan metode yang harus dikuasai, 
tampak kurang diperhatikan. Hal ini tampak dimengerti karena 
paradigma yang digunakan untuk menentukan guru tersebut adalah 
paradigma tasawuf yang menempatkan guru sebagai fitur sentral, idola, 
bahkan mempunyai kekuatan spiritual di mana sang murid sangat 
bergantung kepadanya. Dengan posisi seperti ini, guru memegang 
peranan penting dalam pendidikan.

Konsep pendidikan Al Ghazali tersebut merupakan aplikasi dan 
respons dari jawabannya terhadap permasalahan sosial ke masyarakat 
yang dihadapinya saat itu. Konsep tersebut jika diaplikasikan di masa 
sekarang tampak sebagiannya masih ada yang sesuai dengan sebagian 
yang ada yang perlu disempurnakan. Itulah watak pemikiran manusia 
yang selalu menuntut kesempurnaan.89

88Nuryamin, Filsafat Pendidikan Islam, (Cet. ke-1, Makassar: Alauddin 
University Press, 2014) hlm. 188.

89Nuryamin, Filsafat Pendidikan Islam, (Cet. ke-1, Makassar: Alauddin University 
Press, 2014) hlm. 189–190.
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6. Ibnu Rusyd (1126–1196 M)

Ibnu Rusyd sebagai filsuf, tabib, dan ulama sebenarnya telah 
memberikan jalan kepada kita untuk menjadi seorang Muslim yang 
progresif. Menurutnya seorang Muslim yang baik adalah Muslim yang 
bisa mempresentasikan zaman di saat dan di mana ia hidup. Oleh 
karena itu, pandangan-pandangannya senantiasa menyegarkan dan 
mendewasakan wawasan keagamaan kita.

Menurutnya, filsafat tidak bertentangan dengan zaman, bahkan 
ajaran agama mewajibkan orang berfilsafat, karena sesungguhnya filsafat 
itu adalah berpikir sedangkan berpikir diwajibkan dalam Islam.

Ibnu Rusyd dalam mengkritik Al Ghazali, menjelaskan bahwa 
“semua yang ada di alam semesta ini berlaku hukum kuasalitas”, 
sedangkan Al Ghazali tidak mengakui hukum tersebut. Seperti api 
membakar bukan karena api yang tidak mempunyai sifat membakar, 
tetapi karena kehendak mutlak dari Tuhan. Ibnu Rusyd mengatakan 
bahwa api membakar sesuatu bukan karena kehendak Tuhan, tetapi 
sudah terdapat sifat membakar.

7. Ibnu Bajjah

Menurut Ibnu Bajjah, segala yang ada terbagi atas dua, yaitu yang 
bergerak dan tidak bergerak. Hal yang bergerak adalah materi yang 
sifatnya terbatas gerak, terjadi dari perbuatan yang menggerakkan 
terhadap apa yang digerakkan. Gerakan tersebut digerakkan lagi oleh 
gerakan yang lain. Hal yang akhir dari rentetan gerakan ini digerakkan 
oleh sesuatu yang tidak bergerak. Dalam artian, penggerak yang tidak 
berubah yang berbeda dengan materi. Oleh karenanya, gerakan ini mesti 
berasal dari gerakan yang tidak terbatas yang olehnya disebut Aql. Aql 
inilah yang disebut dengan Allah.90

Menurut Ibnu Bajjah, setiap materi memiliki tiga bentuk, yaitu 
sebagai berikut.

a. Bentuk rohani umum bentuk ini memiliki suatu hubungan, yakni 
hubungan dengan yang menerima.

90Abdullah H. Abd. Talib, Pengantar Filsafat, (Cet. ke-2, Samata: Gunadarma 
Ilmu, 2014) hlm. 150.
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b. Bentuk khusus, bentuk ini mempunyai dua hubungan satu 
hubungan khusus dengan yang berakal sehat dan satu lagi 
hubungan umum dengan terasa.

c. Bentuk fisik, yakni bentuk yang bereksistensi pada materi.

Jiwa menurutnya adalah jauhar rohani, akan kekal setelah mati. 
Di akhirat jiwalah yang akan menerima pembalasan. Baik balasan 
kesenangan maupun balasan neraka. Akal daya berpikir bagi jiwa adalah 
satu bagi setiap orang yang berakal. Ia dapat bersatu dengan akal fa’al 
yang di atasnya dengan jalan ma’rifah dilsafah. Akal menurut Ibnu Bajjah 
terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 

a. Akal teoretis, adalah hanya diperoleh berdasarkan pemahaman 
terhadap sesuatu yang konkret atau abstrak.

b. Akal praksis, adalah akal yang diperoleh melalui penyelidikan 
sehingga menemukan ilmu pengetahuan.91

Ibnu Bajjah membagi akhlak (perbuatan) manusia menjadi perbuatan 
hewani dan perbuatan manusiawi. Perbuatan hewani didasarkan pada 
dorongan naluri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan 
hawa nafsu. Sementara perbuatan manusiawi adalah perbuatan yang 
didasarkan kepada pertimbangan rasio dan kemauan yang bersih 
lagi luhur. Manusia juga mendasarkan perbuatannya atas iradat yang 
merdeka dan akal budi akan mencapai kebahagiaan.92

Pandangan politik Ibnu Bajjah dipengaruhi oleh pandangan Al 
Farabi. Ibnu Bajjah membagi negara utama dan negara tidak sempurna. 
Persyaratan kepala negara dan tugas-tugasnya selain mengatur negara 
juga pengajar dan pendidik.

Warga negara utama menurutnya mereka tidak lagi memerlukan 
dokter dan hakim sebab mereka hidup dalam keadaan puas terhadap 
rezeki yang diberikan Allah. Mereka juga hidup dalam saling mengasihi 
menyayangi dalan saling menghormati.

Filsafat Ibnu Bajjah yang paling populer ialah manusia penyendiri. 
Pemikiran ini termuat dalam magnum ovumnya kitab Tadbir Al 

91Abdullah H. Abd. Talib, Pengantar Filsafat, (Cet. ke-2, Samata: Gunadarma 
Ilmu, 2014) hlm. 151.

92Abdullah H. Abd. Talib, Pengantar Filsafat, (Cet. ke-2, Samata: Gunadarma 
Ilmu, 2014) hlm. 152.
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Mutawahhid. Lafal Tadbir adalah bahasa Arab yang mengatur perbuatan-
perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dengan kata lain 
aturan yang sempurna. Istilah al Mutawahhid adalah manusia penyendiri, 
yaitu dengan cara mengasingkan diri secara sendiri-sendiri dan tidak 
berhubungan dengan orang lain. Namun, yang dimaksud adalah seorang 
filsuf atau beberapa orang hidup pada satu negara yang tidak sempurna. 
Mereka harus mengasingkan diri dari sikap dan perbuatan-perbutan 
masyarakat yang tidak baik. Mereka cukup berhubungan dengan ulama 
dan ilmuan.93

93Abdullah H. Abd. Talib, Pengantar Filsafat, (Cet. ke-2, Samata: Gunadarma 
Ilmu, 2014) hlm. 153.
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A. Awal Zaman Modern dan Semangat Filsafat Modern

1. Renaisans dan Gerakan Humanisme

Istilah Renaisans (Prancis: Renaissance) secara harfiah berarti “kelahiran 
kembali”. Istilah yang mendahului istilah Prancis itu adalah kata Italia, 
rinascita (Latin: renasci). Hal yang lahir kembali adalah kebudayaan Yunani 
dan Romawi Kuno, setelah berabad-abad dikubur oleh masyarakat abad 
pertengahan di bawah pimpinan gereja. Di sini kita perlu hati-hati agar 
tidak terjebak ke dalam simplifikasi: kata “kelahiran kembali” atau 
“kembali ke” kultur antik lebih merupakan slogan.94

Zaman Renaisans ditandai sebagai era kebangkitan kembali 
pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaisans adalah 
zaman peralihan ketika kebudayaan abad tengah mulai berubah menjadi 
suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman Renaisans adalah 
manusia yang merindukan pemikiran yang bebas, seperti pada zaman 
Yunani Kuno. Pada zaman Renaisans manusia disebut sebagai animal 
rationale, karena pada masa ini pemikiran manusia mulai bebas dan 
berkembang. Manusia ingin mencapai kemajuan (progress) atas hasil 
usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan Ilahi.95

94F. Budi Hardiman, Op. Cit., hlm. 7.
95Riza Mustansyir dan Misnal Munir, Filsafat Ilmu, (Cet. X, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), hlm. 132–133.
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Gerakan humanisme lalu ditandai oleh kepercayaan akan 
kemampuan manusia (sebagai ganti kemampuan adikodrati), hasrat 
intelektual, dan penghargaan akan disiplin intelektual. Kaum humanis 
percaya bahwa rasio dapat melakukan segalanya dan lebih penting dari 
iman. Oleh karena itu, sejak Renaisans, penelitian filologis tidak hanya 
dilakukan atas sastra klasik, melainkan juga atas kitab suci. Artinya, 
teks suci ini mulai dipelajari dengan rasio belaka. Karena percaya akan 
kemampuan intelektual, kaum humanis juga menekankan pentingnya 
perubahan-perubahan sosial, politis, dan ekonomi.96

Humanisme berkembang pesat di Italia, lalu menyebar ke Jerman, 
Prancis, dan bagian-bagian Eropa lainnya, sebab Italia teks-teks yang 
diperoleh dari dunia Arab paling banyak dipelajari, di samping juga 
sebagai pusat kekuasaan gereja. Di Italia, Paus Leo X ternyata menjadi 
pendukung Renaisans yang sangat aktif.97

Beberapa toko humanis yang terpenting adalah Petrakha, Erasmus, 
Rabelais, Thomas More, dan Cervantes. Gagasan-gagasan mereka bersifat 
humanis. Dalam bukunya Secret, Petrakha, misalnya, menyanggah 
Agustinus dari Hippo yang begitu terobsesi dengan perkara-perkara 
surgawi dengan menekankan pentingnya nikmat duniawi yang sudah 
pasti bagi manusia. Dalam The Inestimable Life of Great Gargantua, Father 
of Pantagruel, Rabelais, seseorang rahib, melukiskan sebuah biara ideal 
yang mirip seperti universitas modern yang mengagumkan kecerdasan, 
kecantikan, dan kerajinan. Thomas More menulis buku berjudul Utopia, 
yang mengisahkan sebuah negara ideal yang memiliki banyak waktu 
senggang dan mengusahakan banyak infrastruktur bagi pendidikan, 
kesehatan, dan pengurangan kejahatan. Cervantes menulis novel Don 
Quixote, sebuah olok-olok terhadap mentalitas abad pertengahan yang 
mengalami krisis di zaman baru. Karya-karya ini bersifat humanis dalam 
arti menekankan minat atas dunia—sini, keluhuran martabat manusia, 
dan minat perubahan sosial.98

Goncangan yang lebih keras lagi diambang modernitas, dihasilkan 
oleh penemuan-penemuan ilmiah. Nicolas Copernicus, lewat penelitian 
astronominya, menghancurkan otoritas astronomi tradisional yang 

96F. Budi Hardiman, Op. Cit., hlm. 119.
97Loc. Cit.
98F. Budi Hardiman, Op. Cit., hlm. 9–10.
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didominasi oleh teori Aristoteles dan Ptolemaeus yang mengandaikan 
bahwa bumi adalah pusat semesta. Konsep-konsep kuno itu menjadi 
masuk akal setelah dia, dalam bukunya De Revolutionibus Orbium 
Coelastium (tentang peredaran benda-benda angkasa, terbit tahun 1687), 
menunjukkan secara matematis bahwa bumi mengitari matahari sebagai 
pusat semesta. Bahwa penemuan Copernicus ini mengguncangkan 
kemampuan penafsiran religius saat itu paling jelas ditampilkan dalam 
peristiwa Galileo-Galilei. Astronom jenius ini berhasil membuktikan 
kebenaran teori Copernicus lewat teleskop temuannya pada tahun 1610. 
Karena dianggap menyebarkan teori heliosentrisme itu dalam bukunya 
Dialogo (Dialog tentang Dua Sistem Utama Dunia, 1632), dia dipanggil ke 
Roma, sampai akhirnya dihukum oleh Inkuisisi (inteligen gereja) dengan 
dicungkil matanya.99

2. Reformasi dan Pengaruhnya atas Filsafat 

Renaisans dan Reformasi dapat dipandang sebagai gerakan-gerakan 
yang sejalan yang sama-sama melahirkan masyarakat modern ini. Jika 
Renaisans dengan humanismenya merupakan gerakan elite intelektual, 
Reformasi adalah gerakan massa. Renaisans adalah gerakan kebudayaan, 
sedang Reformasi adalah gerakan teologis dan politis. Martin Luther 
bisa dianggap sebagai pemicu letusan gerakan massal ini. Hal yang 
dilakukan Luther pada mulanya adalah protes atas ulah seorang teolog 
bernama John Tetzel. Orang ini mengusahakan uang bagi Paus Leo X 
dan uskup Magdeburg dengan mengkhotbahkan hukuman neraka yang 
bisa dikurangi dengan membeli surat Aflat. Dengan 95 tesis, Luther 
mengkritik gereja dan protesnya, ini bukannya tanpa dukungan dari 
kelas menengah Jerman.100

Jika Renaisans dan Reformasi pada pasukan yang sama untuk 
menghancurkan sistem kekuasaan abad pertengahan, keduanya 
memberi pengaruh yang berbeda terhadap filsafat modern. Perbedaan 
pokok keduanya terletak pada pemahaman subjektivitas modern itu 
sendiri. Kalau humanisme memahaminya sebagai kemampuan rasional, 
Reformasi memahaminya sebagai “iman subjektif”.101

99Ibid., hlm. 10.
100F. Budi Hardiman, Op. Cit., hlm. 10–11.
101Ibid., hlm. 10.
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Reformasi juga mendorong tumbuhnya etika filosofis atas dasar 
suatu hari rasional sebagai ganti moralitas abad pertengahan yang 
didasarkan pada ajaran-ajaran objektif. Dua gerakan besar diambang 
modernitas ini, Reformasi dan Renaisans, secara filosofis tercermin tidak 
hanya dalam filsafat sesudah Descartes, tetapi juga sudah sebelumnya, 
dalam pemikiran orang-orang, seperti Machiavelli dan Francis Bacon, 
Giordano Bruno, Nicholas Cusa, Capanella, dan lain-lainnya.102

B. Para Pendobrak di Ambang Modernitas

1. Sang Realis: Niccolo Machiavelli

Nama Machiavelli cukup dikenal di dalam ilmu politik dan filsafat 
politik. Namun, nama itu sering dihubung-hubungkan dengan praktik-
praktik busuk kekuasaan. Misalnya, taktik “Machiavellian” seorang 
diktator. Kalau membaca gagasan-gagasannya, orang-orang saleh 
tidak akan menemukan dukungan moral di dalamnya. Pikirannya 
dianggap menyimpang dari suara hati yang sehat. Akan tetapi, setelah 
mendalami gagasan-gagasannya, kita lalu mulai mengakui bahwa 
Machiavelli adalah nama seorang jenius yang sangat besar peranannya 
dalam sejarah.103

Kariernya sebagai penasihat politis hancur ketika Florance dikuasai 
keluarga Medici yang memusuhinya dan menjebloskannya dalam 
kurungan penjara selama setahun. Setelah bebas, dia menyingkir ke 
pinggir kota, untuk menulis dan merenungkan hasil-hasil pengamatan 
dan pengalamannya selama itu. Dia menghasilkan dua buku yang sangat 
termasyhur, yaitu Il Principe (Sang Pangeran, terbit 1532) dan Discorsi 
Spora La Prima Decade Di Tito Livio (Diskurs tentang 10 buku pertama 
dari Titus Livius, juga terbit tahun 1531), di samping beberapa novel 
dan satu hal yang kerap terabaikan, Machiavelli juga menulis komedi.104

Ada sebuah bab dalam buku Discours, “Of Ecclesiastical Principalities”, 
yang nyata-nyata menyembunyikan sebagian pemikiran Machiavelli. 
Alasan untuk menyembunyikan pemikiran ini, tidak diragukan lagi, 
adalah bahwa The Prince dirancang untuk mengambil hati Medici, 
dan bahwa ketika buku ini ditulis, satu-satunya personal adalah 

102Ibid., hlm. 11–12.
103F. Budi Hardiman, Op. Cit., hlm. 14.
104Ibid., hlm. 14–15.
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menaklukkannya, karena ketika diserang, kerajaan-kerajaan tersebut 
dipertahankan oleh adat–istiadat religius kuno, yang menjaga raja-
rajanya tetap berkuasa tanpa memedulikan bagaimana perilaku mereka.

Machiavelli menegaskan bahwa negara jangan sampai dikuasai 
agama. Sebaliknya, menurutnya, negara harus mendominasi agama, 
seperti yang berlangsung di dalam kekaisaran Romawi kuno, saat agama 
Kristen diatur negara. Dengan pendapat ini, dia tidak ingin mengatakan 
bahwa agama tidak penting. Dia memang menganggap ajaran-ajaran 
moral dan dogma-dogma agama pada dirinya tidak begitu penting, 
tetapi semua yang ada dalam agama, termasuk yang kurang penting 
itu, ternyata memiliki fungsi untuk mempersatukan negara. Jadi, bagi 
Machiavelli, agama punya segi pragmatis untuk mengintegrasikan 
negara. Machiavelli tidak menganggap dirinya sebagai ateis. Hal yang 
dipersoalkannya bukanlah ada tidaknya Tuhan, melainkan fungsi agama 
dalam kehidupan politis.105

2. Sang Bid’ah dan Pikirannya: Giordano Bruno

Di zaman Skolastik, filsafat Aristoteles mendominasi bukan hanya kaum 
cendekiawan dan elite penguasa gereja, melainkan juga masyarakat yang 
dikuasainya. Aristotelianisme, sekurangnya sejauh dirumuskan kembali 
oleh Thomas Aquinas, menjadi pembenaran sistem religius tradisional. 
Dalam bukunya, Bruno tidak menjadi murid setia Aristoteles, seperti 
Thomas, melainkan memberi alternatif filsafat baru.106

Dia menjelaskan bahwa semesta ini tak terbatas seperti juga Allah. 
Akan tetapi, kita tak bisa begitu saja menyamakan alam semesta dengan 
Allah. Dia membedakan ada dua manifestasi Allah. Pertama, disebut 
natura naturans, yakni Allah sebagai penyebab penciptaan. Kedua, disebut 
natura naturata, yakni alam semesta sebagai akibat penciptaan, suatu 
totalitas hal-hal yang tampak. Mengikuti neo-Platonisme tradisional, 
dia memandang alam semesta sebagai emanasi atau pancaran Allah 
dan dalam Allah ini segala yang bertentangan dipersatukan (coincidentia 
oppositorum). “Hanya dalam kepercayaan orang yang picik,” demikian 
katanya, “Allah bertentangan dengan alam”. Namun, jika ditanya lebih 
lanjut tentang bagaimana hakikat Allah, Bruno mengatakan bahwa Allah 

105F. Budi Hardiman, Op. Cit., hlm. 16.
106Ibid., hlm. 20.
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tak bisa dijelaskan, bahkan secara teologis, sebab asas-asas pertama 
realitas tak bisa dijelaskan secara logis, kecuali secara negatif, yakni 
dengan menunjukkan bahwa Allah adalah bukan ini dan bukan itu 
(teologi negatif).107

3. Pengetahuan dan Kuasa: Sir Francis Bacon

Sebagaimana Machiavelli dan Bruno, pemikiran Bacon berciri Renaisans, 
di satu pihak mau meninggalkan filsafat tradisional, tetapi di lain pihak 
masih percaya pada Aristoteles. Meski demikian ada satu minat yang 
sangat mencolok dalam pemikiran Bacon, yakni minatnya pada ilmu 
pengetahuan modern yang sedang mekar di zaman itu. Hal yang dikagumi 
Bacon dalam ilmu pengetahuan adalah observasinya yang bersifat 
indrawi dan melalui observasi itu kita bisa menguji kebenaran yang 
diandaikan begitu saja. Ucapannya yang termasyhur ialah “knowledge is 
power” (pengetahuan adalah kuasa). Hal yang dimaksud bukanlah bahwa 
lewat pengetahuan indrawi kita bisa menguasai segalanya, melainkan 
bahwa pengetahuan indrawi itu bersifat fungsional, dapat dipergunakan 
untuk memajukan kehidupan manusia.108

Salah satu gagasannya yang termasyhur sampai kini dalam Novum 
Organum adalah konsep ‘idola’. Konsep ini di kemudian hari dianggap 
sebagai cikal bakal konsep ‘ideologi’ dalam ilmu-ilmu kemanusian. 
Hal yang dimaksudkan dengan ‘idola’ adalah rintangan-rintangan 
bagi kemajuan manusia sebagaimana tampak dalam kemandekan 
perkembangan masyarakat dan perilaku bodoh para individunya. Idola 
adalah unsur-unsur tradisi yang dipuja-puja seperti berhala. Idola ini 
merasuki juga pikiran sebagian manusia sehingga enggan menggunakan 
kemampuan berpikir kritis.109

Bacon dapat dipandang sebagai perintis metode ilmiah modern 
yang sekarang kita sebut ‘induksi’. Hal yang dimaksud dengan metode 
induksi ini adalah menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari hasil-
hasil pengamatan yang bersifat khusus.110

107F. Budi Hardiman, Op. Cit., hlm. 21.
108Ibid., hlm. 24–25.
109Ibid., hlm. 26.
110F. Budi Hardiman, Op. Cit., hlm. 27.
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Pandangan etis Bacon sejalan dengan Machiavelli, sebab dia 
memusatkan diri pada kenyataan indrawi tingkah laku manusia, bukan 
harapan-harapan idealistis dan normatifnya. Menurutnya, manusia 
digerakkan oleh hasrat untuk meraih kekuasaan sampai tak terbatas. 
Dalam hal ini, tidak ada kehendak bebas dalam diri manusia, sebab dia 
dikuasai kepentingan-kepentingan dirinya. Dalam hubungan itu juga, 
Bacon lalu menentang demokrasi dan menaruh simpati pada revolusi. 
Bahkan dia memandang kedamaian sebagai kemerosotan, sementara 
perang membuat manusia senantiasa berada dalam kondisi prima untuk 
mereguk kekuasaan dan kekuatannya.

C. Di Fajar Rasionalisme Modern

1. Bapak Filsafat Modern: Rene Descartes

Masyarakat tempat Descartes hidup berciri aristokrat, yakni memberi 
tempat utama kepada elite bangsawan. Minat elite ini adalah pada 
masalah metafisika skolastik. Sementara itu, dari kalangan yang sama 
mulai tumbuh minat baru terhadap matematika, geometri, dan fisika 
yang mulai giat dipelajari pada zaman itu. Dalam situasi seperti ini, 
seperti juga yang dihadapi Bacon, Bruno, dan Machiavelli, filsuf ini 
menghasilkan refleksinya.111

Bukunya yang paling memuat teori ilmiah adalah Principia 
Philosophiae yang terbit pada tahun 1644. Namun demikian, ada beberapa 
buku penting lain, yaitu Essay Philosophiques yang membahas ilmu optik 
dan geometri; serta salah satu bukunya yang diberi judul De la Formation 
de Foetus. Dia menyambut baik penemuan sirkulasi darah oleh Harvey, 
dan selalu berharap untuk membuat suatu penemuan penting dalam 
bidang kedokteran.112

Descartes menjalin kontak dengan Thomas More, Hobbes, dan para 
pemikir lainnya. Dia juga mempunyai mahasiswa-mahasiswa, antara 
lain, Ratu Elizabeth dari Bohemia. Di dalam kematangan pemikirannya, 
Descartes juga memiliki musuh-musuh yang juga Katolik taat seperti 
dia.113

111Ibid., hlm. 30.
112Abdullah Abd. Thalib, Op. Cit., hlm. 139.
113F. Budi Hardiman, Op. Cit., hlm. 31–32.
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Thomas Hobbes membantah Descartes yang mengatakan bahwa 
jiwa adalah suatu proses substansi yang berlangsung dengan tiada 
henti-hentinya. Filsafat Hobbes mewujudkan suatu sistem yang lengkap 
mekanis. Dengan demikian, ia merupakan seorang materialistis pertama 
dalam filsafat modern.114

Descartes dipandang sebagai bapak filsafat modern. Julukan ini 
tidak berlebihan, sebab sejak masa Descartes kesadaran betul-betul 
digumuli dalam filsafat. Di samping itu, Descartes juga berusaha 
memberi pendasaran metodis yang baru dalam filsafat. Dengan metode, 
Descartes memahaminya sebagai aturan-aturan yang dapat dipakai 
untuk menemukan fundamentum certum et inconcussum veritatis (kepastian 
dasariah dan kebenaran yang kokoh). Metode ini disebutnya “le doute 
methodique” (metode kesangsian). Jadi, berfilsafat bagi Descartes berarti 
melontarkan persoalan metafisis untuk menemukan sebuah fundamen 
yang pasti, yaitu suatu titik yang tidak bisa goyah seperti aksioma 
matematika.115

Untuk menemukan titik kepastian Descartes dengan sebuah 
kesangsian atas segala sesuatu. Hal yang ditemukan dengan metode 
kesangsian adalah kebenaran dan kepastian yang kokoh, yaitu ‘cogito’ 
atau kesadaran diri. Cogito itu kebenaran dan kepastian yang tak 
tergoyahkan karena dimengerti secara jelas dan terpilah-pilah oleh 
Descartes.116

Descartes mengatakan bahwa aku berpikir maka ada, maka 
pikiran adalah suatu substansi, yaitu kenyataan yang berdiri sendiri, 
dan disebutnya jiwa. Tentang kelulusan atau kejasmanian, Descartes 
mengatakan bahwa mustahil Allah yang Maha Benar menipu kita 
tentang adanya kejasmanian. Oleh karena itu, materi adalah juga suatu 
substansi. Akhirnya, Allah sendiri suatu substansi, maka Allah itu ada.117

Kebenaran berada dalam diri saya bersifat innate idea (ide bawaan). 
Adapun ide bawaan yang dimaksud adalah pemikiran Allah, sebagai 
wujud sempurna dan keleluasaan.118

114Abdullah Abd. Thalib, Op. Cit., hlm. 75.
115F. Budi Hardiman, Op. Cit., hlm. 32–33.
116F. Budi Hardiman, Op. Cit., hlm. 33–34.
117Ibid., hlm. 35.
118Abdullah Abd. Thalib, Filsafat Modern Era Renaissance hingga Romantisme 

(Makassar: Alauddin Press, 2014), hlm. 74.
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Descartes sudah mengatakan bahwa aku terdiri dari dua substansi, 
yakni jiwa dan materi atau badan jasmaniah. Lalu, dia membedakan 
manusia dari hewan pada rasio, yang tak lain adalah jiwa. Manusia yang 
paling bodoh sekalipun, menunjukkan kebebasan karena memiliki jiwa. 
Hewan sebaliknya menunjukkan perilaku otomatis, sebab tak memiliki 
jiwa. Hal yang sama pada manusia dan hewan adalah tubuhnya, maka 
tubuh manusia pun sebetulnya bersifat otomatis, tidak bebas, dan 
tunduk pada hukum-hukum alam.119

2. The Freethinker: Baruch de Spinoza

Spinoza menggunakan metode geometris dalam filsafatnya. Misalnya 
saja, bukunya Ethica kelihatan seperti buku yang serba teknis; ada 
definisi, aksioma, proposisi, bukti, kesimpulan, persis seperti sebuah 
uraian tentang ilmu ukur. Diandaikannya bahwa filsafat dapat mendekati 
kepastian ilmu-ilmu pasti. Juga diandaikan di sini bahwa alam semesta 
termasuk tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang 
bersifat objektif.

Buku Ethica karya Spinoza berbicara tentang tiga masalah yang 
berbeda. Buku ini dimulai dengan metafisika, kemudian psikologi 
hasrat dan kehendak; dan akhirnya buku ini membangun sebuah etika 
berdasar metafisika dan psikologi sebelumnya.120 

Jika Descartes menemukan dasar akhir itu pada cogito, Spinoza 
menemukannya pada konsep substansi. Menurut Spinoza, pikiran 
mustahil tanpa konsep substansi. Dengan kata ‘substansi’, dia 
mendefinisikannya sebagai sesuatu yang ada pada dirinya sendiri dan 
dipahami melalui dirinya sendiri. Dengan definisi ini, Spinoza memahami 
substansi sebagai suatu kenyataan yang mandiri, tetapi juga terisolasi 
dari kenyataan-kenyataan lain. Spinoza tidak setuju dengam Descartes 
yang berpendapat adanya tiga substansi yang saling berkaitan. Pandangan 
Descartes itu tidak koheren dengan definisi substansi. Sebagai gantinya, 
Spinoza berpendapat bahwa ada satu dan hanya satu substansi, dan 
substansi itu adalah Allah. Substansi ini bersifat individual sekaligus 
menjadi hakikat segala sesuatu yang tampaknya individual.121

119F. Budi Hardiman, Op. Cit., hlm. 35–36.
120Abdullah Abd. Thalib, Op. Cit., hlm. 147.
121F. Budi Hardiman, Op. Cit., hlm. 41.



Nalar Filosofis untuk Pengembangan Pendidikan74

3. Pencacah Realitas: Gottfried Wilhelm von Leibniz

Karya-karya Leibniz dapat dilihat dari dua segi. Ada karya-karya yang 
bersifat populer dan ada yang diperuntukkan bagi lingkungan terbatas. 
Buku yang paling termasyhur adalah La Monadologie (Monadologi, 
1714). Dia juga menulis sebuah buku teologis, yang berjudul Discours 
de Metaphysique (wacana tentang metafisika, 1896). Banyak tulisan 
Leibniz yang diterbitkan anumerta. Tulisan-tulisan di bidang keagamaan 
berusaha menemukan keselarasan antara ajaran-ajaran Protestan dan 
Katholik. Di bidang ilmu, dia berusaha menyelaraskan teologi dan ilmu 
pengetahuan.122

Filsafat populer Leibniz bisa ditemukan dalam Monadology dan 
Principles of Nature and Greece, salah satunya (tidak diketahui) ditulis 
untuk pangeran Eugene di Savoy, kolega Malborough. Dasar dari 
optimisme teologisnya ditulis dalam Theodicee, yang ditulisnya untuk 
Ratu Charlotte di Prussia. Saya akan mulai dengan filsafat yang disusun 
dalam buku-buku tersebut, dan kemudian masuk ke karya yang lebih 
sulit serta tidak dipublikasikan.123

Leibniz berusaha membuktikan adanya Allah dengan empat 
argumen. Pertama, dia mengatakan bahwa manusia memiliki 
kesempurnaan, maka adanya Allah terbukti. Bukti ini disebut bukti 
ontologis. Kedua, dia berpendapat bahwa adanya sesuatu yang melebihi 
alam semesta ini, dan yang transenden ini disebut Allah. Ketiga, dia 
berpendapat bahwa kita selalu ingin mencapai kebenaran abadi, dan 
bahwa kebenaran macam itu tak bisa dihasilkan manusia menunjukkan 
adanya pikiran abadi, yaitu Allah. Keempat, Leibniz mengatakan bahwa 
adanya keselarasan di antara monad-monad membuktikan bahwa 
pada awal mula ada yang mencocokkan mereka satu sama lain; yang 
mencocokkan itu adalah Allah.124

4. Sang Apologet: Blaise Pascal

Di antara rasionalis zaman Descartes, Blaise Pascal memiliki 
kecenderungan yang berlainan. Sementara rekan-rekan sezamannya 
menekankan rasio melebihi iman, Pascal sebaliknya menekankan 

122F. Budi Hardiman, Op. Cit., hlm. 47.
123Abdullah Abd. Thalib, Op. Cit., hlm. 157.
124F. Budi Hardiman, Op. Cit., hlm. 50.
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melebihi rasio. Dengan menegaskan bahwa iman dan wahyu dapat 
mengatasi situasi manusia, Pascal lebih tampil sebagai seorang 
apologet Kristiani, daripada seorang pendobrak filosofis. Garis besar 
gagasannya perlu ditampilkan di sini, sebab dalam zaman rasionalisti, 
Pascal ternyata merintis sebuah cara berfilsafat di kemudian hari juga 
dilakukan oleh Kierkegaard, dan para filsuf eksitensialis abad ke-20. 
Kecenderungan kritis terhadap rasio ternyata sudah mulai sejak Pascal.

D. Perkembangan Filsafat Empirisme

1. John Locke 

Locke adalah filsuf paling beruntung di antara semuanya, dia melengkapi 
karyanya dalam filsafat teoretis pada saat-saat ketika pemerintahan 
negaranya jatuh ke tangan orang-orang yang mengadopsi pandangan-
pandangan politiknya. Ajaran-ajaran politiknya, beserta perkembangan-
perkembangan akibat pengaruh Montesquieu, kemudian dituangkan 
dalam konstitusi Amerika, dan tampaknya selalu dipakai terjadi 
perselisihan antara presiden dan kongres.125

Teori filsafat Locke yang mengatakan bahwa dunia fisik hanya terdiri 
dari materi yang bergerak adalah dasar bagi teori-teori bunyi, panas, 
cahaya, dan elektritas yang telah diterima. Secara pragmatis, teori ini 
sangat bermanfaat betapa pun salahnya teoretis.126

Locke bisa dianggap sebagai pendiri empirisme, yakni doktrin yang 
menyebutkan bahwa semua pengetahuan kita (dengan kemungkinan 
perkecualian logika dan matematika) berasal dari pengalaman.

2. George Berkeley

Berkeley mengatakan bahwa semua pengalaman tidaklah disebabkan 
objek-objek yang ada di luar kita, karena tidak ada apa-apa di luar 
kesadaran kita. Pandangan Berkeley ini disebut imaterialisme, dengan 
menyatakan yang ada adalah kesadaran. Pandangan ini kadang juga 
disebut juga spiritualisme.127

125Abdullah Abd. Thalib, Op. Cit., hlm. 171.
126Ibid., hlm. 172.
127Akhyar Yusuf Lubis, Filsafat Ilmu Klasik hingga Kontemporer (Cet. IV; Jakarta: 

RajaGrafindo, 2016), hlm. 124.
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Berkeley membedakan antara ‘pengalaman tentang objek’ dengan 
‘objek’ itu sendiri. Pemikiran kita tentang objek misalnya disebabkan 
oleh kualitas pengalaman kita tentang objek itu. Kualitas pengalaman 
adalah episode-episode mental dan bukan sesuatu di luar pemikiran. 
Oleh karena itu, pengalaman kita ihwal objek eksternal adalah 
pengalaman sadar yang kita miliki. Dengan demikian, objek-objek 
eksternal itu ada dan kita pahami sejauh ada dalam kesadaran kita. Jadi, 
objek eksternal ditempatkan Berkeley di bawah mind.128

3. David Hume

Karya filsafat utamanya, Treatise of Human Nature, ditulis ketika ia tinggal di 
Prancis pada tahun 1734–1737. Dua volume yang pertama diterbitkan pada 
tahun 1739, volume yang ketiga tahun 1740. Buku ini terdiri dari tiga bagian. 
Pertama, membahas problem epistemologi. Kedua, membahas masalah emosi. 
Ketiga, membahas prinsip-prinsip moral.129 Hume mempertanyakan apa 
yang sudah menjadi perhatian kaum empiris sebelumnya. Dia juga menulis 
Dialogues Concerning Natural Religion, yang tidak juga dia terbitkan hingga 
menjelang wafatnya. Sesuai arahannya, karya itu diterbitkan pada tahun 
1779 setelah dia wafat. History of England diterbitkan pada tahun 1755.130

Pemikiran Hume merupakan penentangan terhadap rasionalisme, 
terutama tentang gagasan ide-ide bawaan yang selalu dijadikan landasan 
ontologis bagi kaum rasionalis dalam memahami dunia sebagai satu 
kesatuan yang berinterrelasi. Hume juga menolak empirisme (Locke 
dan Berkeley) dengan mengakui adanya keterbatasan metode empiris 
itu, Hume mengemukakan bahwa seluruh ilmu pengetahuan berkaitan 
dengan hakikat manusia.131

Menurut Hume, apa yang kita sebut kausalitas itu bukanlah sebab 
akibat yang sesungguhnya, karena yang kita sebut sebab akibat juga 
adalah rangkaian peristiwa saja, dan bukan kausalitas. Kita tidak akan 
pernah tahu alam atau realitas yang sebenarnya. Rasio tidak akan pernah 
mampu menyingkapkan rahasia alam, tujuan, atau rencana dunia, 
karena itu berada di luar jangkauan kita.132

128Ibid., hlm. 125.
129Ibid., hlm. 126.
130Abdullah Abd. Thalib, Op. Cit., hlm. 208.
131Akhyar Yusuf Lubis, Op. Cit., hlm. 128.
132Ibid., hlm. 129.
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A. Pengertian Filsafat
Akal merupakan salah satu anugerah Allah Swt. yang paling istimewa 
bagi manusia. Sudah sifat bagi akal manusia yang selalu ingin tahu 
terhadap segala sesuatu termasuk dirinya sendiri. Pengetahuan yang 
dimiliki manusia bukan dibawa sejak lahir karena manusia ketika 
dilahirkan belum mengetahui apa-apa. 

Filsafat adalah kata majemuk yang berasal dari bahasa Yunani, 
yakni philosophos. Philo, berarti cinta, sedangkan sophia atau sophos, 
berarti pengetahuan atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat secara sederhana 
berarti cinta pada pengetahuan atau kebijaksanaan. Pengertian cinta 
yang dimaksudkan di sini adalah dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu 
ingin dan dengan rasa keinginan itulah ia berusaha mencapai atau 
mendalami hal yang diinginkan. Demikian juga yang dimaksudkan 
dengan pengetahuan, yaitu tahu dengan mendalam sampai ke akar-
akarnya atau sampai ke dasar segala dasar.133

Filsafat pada saat ini, selalu membahas problem sehari-hari atau 
situasi manusiawi, akan tetapi dalam beberapa dasawarsa terakhir 
banyak ahli filsafat di Barat mengarahkan hampir seluruh perhatian 

133Sirajuddin Zar, Filsafat Islam Filsuf & Filsafatnya, (Cet. V, Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2012), hlm. 2.
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mereka kepada sejarah filsafat atau pembahasan tentang istilah dan 
bahasa yang dipakai untuk memaparkan pikiran-pikiran. Pengetahuan 
tentang istilah dan bentuk serta pemakaian bahasa adalah penting, 
akan tetapi kita tidak boleh menggunakan pengkajian tentang “alat” 
(instrument) seperti: logika, semantik, analisis linguistik, untuk 
mengganti penelitian tentang problem yang pokok, yakni problem 
filsafat yang langgeng. Karena ahli filsafat sudah berpaling dari dunia, 
maka dunia tidak lagi meminta pengarahan kepada filsafat dalam 
menghadapi problem-problem baru yang mendesak.134

B. Analisis Filsafat dalam Masalah Pendidikan
Masalah pendidikan merupakan masalah hidup dan kehidupan 
manusia. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses 
perkembangan hidup dan kehidupan manusia, bahkan keduanya pada 
hakikatnya adalah proses yang satu. Bagaimanapun luas sempitnya 
pengertian pendidikan, namun masalah pendidikan adalah masalah 
yang berhubungan langsung dengan hidup dan kehidupan manusia. 
Pendidikan merupakan usaha dari manusia dewasa yang telah sadar 
akan kemanusiaannya, dalam membimbing, melatih, mengajar, dan 
menanamkan nilai-nilai serta dasar-dasar pandangan hidup kepada 
generasi muda, agar nantinya menjadi manusia yang sadar dan 
bertanggung jawab akan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia, sesuai 
dengan sifat hakikat dan ciri-ciri kemanusiaannya. 

Pendidikan formal di sekolah hanyalah bagian kecil saja 
daripadanya, tetapi merupakan inti dan tidak bisa lepas kaitannya 
dengan proses pendidikan secara keseluruhannya. Dengan pengertian 
pendidikan yang luas, berarti bahwa masalah kependidikan pun 
mempunyai ruang lingkup yang luas pula, yang menyangkut seluruh 
aspek hidup dan kehidupan manusia. Memang di antara permasalahan 
di antara kependidikan tersebut terdapat masalah yang sederhana 
yang menyangkut praktik dan pelaksanaan sehari-hari, tetapi banyak 
pula di antaranya yang menyangkut masalah yang bersifat mendasar 
dan mendalam, sehingga memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain dalam 
memecahkannya. Bahkan pendidikan juga menghadapi persoalan-

134Titus Smith Nolan, Persoalan-persoalan Filsafat, (Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 
1984), hlm. 6.
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persoalan yang tidak mungkin dijawab dengan menggunakan analisis 
ilmiah semata, tetapi memerlukan analisis dan pemikiran yang 
mendalam, yaitu analisis filsafat.135

Analisis filsafat menggunakan berbagai macam pendekatan yang 
sesuai dengan permasalahannya. Di antara pendekatan (approach) yang 
digunakan, antara lain sebagai berikut. 

1. Pendekatan secara spekulatif atau speculative-approach, yang disebut 
juga sebagai cara pendekatan reflektif. Baik spekulatif maupun 
reflektif, keduanya berarti: memikirkan, mempertimbangkan, juga 
membayangkan dan menggambarkan. Ini adalah teknik pendekatan, 
dimaksudkan adalah memikirkan, mempertimbangkan, dan 
menggambarkan tentang sesuatu objek untuk mencari hakikat yang 
sebenarnya. Masalah-masalah kependidikan memang berhubungan 
dengan hal-hal yang harus diketahui hakikat yang sebenarnya, 
misalnya apakah hakikatnya mendidik dan pendidikan itu, hakikat 
manusia, hakikat hidup, masyarakat, individu, kepribadian, 
kurikulum, kedewasaan, dan sebagainya.

2. Pendekatan normatif (normative-approach), norma artinya nilai 
atau aturan dan ketentuan yang berlaku serta dijunjung tinggi 
dalam hidup dan kehidupan manusia. Norma-norma tersebut juga 
merupakan masalah-masalah kependidikan, di samping dalam 
usaha dan proses pendidikan itu sendiri, sebagai bagian dari 
kehidupan manusia, juga tidak lepas dari ikatan norma-norma 
tertentu. Dengan teknik pendekatan normatif, yang dimaksud 
adalah berusaha untuk memahami nilai-nilai atau norma-norma 
yang berlaku dalam hidup dan kehidupan manusia dan dalam 
proses pendidikan, serta bagaimana hubungan antara nilai-nilai 
dan norma-norma tersebut dengan pendidikan. Dengan demikian, 
akan dapat dirumuskan petunjuk-petunjuk ke arah mana usaha 
pendidikan diarahkan.

3. Pendekatan analisis konsep (conseptual analysis). Konsep artinya 
pengertian, atau tangkapan seseorang terhadap sesuatu objek. 
Setiap orang mempunyai pengertian atau tangkapan yang berbeda-
beda mengenai yang sama, tergantung pada perhatian, keahlian, dan 

135Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 
hlm. 11.
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kecenderungan masing-masing. Konsep seorang pedagang tentang 
kerbau misalnya, berbeda dengan konsep seorang seniman tentang 
kerbau yang sama, berbeda pula dengan konsep seorang petani, 
peternak, seorang guru, seorang anak, dan sebagainya. Dengan 
analisis konsep sebagai pendekatan dalam filsafat pendidikan, 
dimaksudkan adalah usaha memahami konsep dari para ahli 
pendidikan, para pendidik dan orang-orang yang menaruh perhatian 
atau minat terhadap pendidikan, tentang berbagai masalah yang 
berhubungan dengan pendidikan. Misalnya konsep mereka tentang 
anak, tentang jiwa masyarakat, sekolah, tentang berbagai hubungan 
(interaksi) yang bersifat pendidikan, serta nilai-nilai dan norma-
norma yang berkaitan dengan proses pendidikan, dan sebagainya.

4. Analisis ilmiah terhadap realitas kehidupan sekarang yang aktual 
(Scientific Analysis of Current Life). Pendekatan ini sasarannya 
adalah masalah-masalah kependidikan yang aktual, yang menjadi 
problem masa kini. Dengan menggunakan metode-metode ilmiah, 
dapat dideskripsikan dan kemudian dipahami permasalahan-
permasalahan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta 
dalam proses pendidikan dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan 
dengan pendidikan.

Selanjutnya, Harry Schofield, sebagaimana dikemukakan oleh Imam 
Barnadib dalam bukunya Filsafat Pendidikan, menekankan bahwa dalam 
analisis filsafat terhadap masalah-masalah pendidikan digunakan dua 
macam pendekatan, yaitu pendekatan filsafat historis dan pendekatan 
dengan menggunakan filsafat kritis.

Dengan pendekatan filsafat historis (historiko filosofis), yaitu 
dengan cara mengadakan deteksi dari pertanyaan-pertanyaan filosofis 
yang diajukan, mana-mana yang telah mendapat jawaban dari para ahli 
filsafat sepanjang sejarah. Dalam sejarahnya, filsafat telah berkembang 
dalam bentuk sistematika, jenis, dan aliran-aliran filsafat yang tertentu. 
Oleh karena itu, kalau diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai 
masalah filosofis dalam bidang pendidikan, jawabannya melekat pada 
masing-masing sistem, jenis, dan aliran-aliran filsafat tersebut. Dari 
sekian jawaban tersebut, kemudian dipilih jawaban mana yang sesuai 
dan dibutuhkan.
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Adapun cara pendekatan filsafat kritis, dimaksudkan dengan 
cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis dan diusahakan 
jawabannya secara filosofis pula, dengan menggunakan berbagai metode 
dan pendekatan filosofis. Selanjutnya, Schofield mengemukakan ada dua 
cara analisis pokok dalam pendekatan filsafat kritis, yaitu analisis bahasa 
(linguistik) dan analisis konsep. Analisis bahasa adalah usaha untuk 
mengadakan interpretasi yang menyangkut pendapat atau pendapat-
pendapat mengenai makna yang dimilikinya. Sementara itu, analisis 
konsep adalah suatu analisis mengenai istilah-istilah (kata-kata) yang 
mewakili gagasan atau konsep.

Filsafat yang dijadikan pandangan hidup oleh suatu masyarakat 
atau bangsa merupakan asas dan pedoman yang melandasi semua 
aspek hidup dan kehidupan bangsa, termasuk aspek pendidikan. 
Filsafat pendidikan yang dikembangkan harus berdasarkan filsafat 
yang dianut oleh suatu bangsa. Sementara pendidikan merupakan 
suatu cara atau mekanisme dalam menanamkan dan mewariskan 
nilai-nilai filsafat itu sendiri. Pendidikan sebagai suatu lembaga yang 
berfungsi menanamkan dan mewariskan sistem-sistem norma tingkah 
laku yang didasarkan pada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh 
lembaga pendidikan dan pendidik dalam suatu masyarakat. Untuk 
menjamin upaya pendidikan dan proses tersebut efektif, dibutuhkan 
landasan-landasan filosofis dan ilmiah sebagai asas normatif dan 
pedoman pelaksanaan pembinaan.136

Lebih lanjut, Bruner dan Burns dalam bukunya Problems in Education 
and Philosophy mengatakan secara tegas bahwa tujuan pendidikan adalah 
tujuan filsafat, yaitu untuk membimbing ke arah kebijaksanaan. Oleh 
karena itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah realisasi dari ide-
ide filsafat, filsafat memberi asas kepastian bagi peranan pendidikan 
sebagai wadah pembinaan manusia yang telah melahirkan ilmu 
pendidikan, lembaga pendidikan, dan aktivitas pendidikan. Jadi, filsafat 
pendidikan merupakan jiwa dan pedoman dasar pendidikan.

136Jalaluddin dan Abdullah Idi, Filsafat Pendidikan Manusia, Filsafat, dan 
Pendidikan, (Cet. IV, Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 19.
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C. Teori Pendidikan
Berbicara tentang pendidikan dapat juga dikatakan berkenaan dengan 
ilmu pengetahuan. Secara garis besar, ilmu pengetahuan dapat dilihat 
dari dua sisi, yaitu sebagai hasil atau produk berpikir dan sebagai 
kegiatan serta pengembangan daya pikir itu sendiri. Dengan kata lain, 
ilmu dapat dilihat sebagai kata benda dan kata kerja sekaligus.137

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tidak semua masalah 
kependidikan dapat dipecahkan dengan menggunakan metode ilmiah 
semata. Banyak di antara masalah-masalah kependidikan tersebut 
yang merupakan pertanyaan-pertanyaan filosofis, yang memerlukan 
pendekatan filosofis pula dalam pemecahannya. Analisis filsafat 
terhadap masalah-masalah kependidikan tersebut, dengan berbagai 
cara pendekatannya, akan dapat menghasilkan pandangan-pandangan 
tertentu mengenai masalah-masalah kependidikan tersebut, dan atas 
dasar itu bisa disusun secara sistematis teori-teori pendidikan. Di 
samping itu, jawaban-jawaban yang telah dikemukakan oleh jenis 
dan aliran filsafat tertentu sepanjang sejarah terhadap problematika 
pendidikan yang dihadapinya, menunjukkan pandangan-pandangan 
tertentu, yang tentunya juga akan memperkaya teori-teori pendidikan. 
Dengan demikian, terdapat hubungan fungsional antara filsafat dengan 
teori pendidikan.

Hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan tersebut, 
secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Filsafat, dalam arti analisis filsafat merupakan salah satu cara 
pendekatan yang digunakan oleh para ahli pendidikan dalam 
memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-
teori pendidikannya, di samping menggunakan metode-metode 
ilmiah lainnya. Sementara itu dengan filsafat, sebagai pandangan 
tertentu terhadap sesuatu objek, misalnya filsafat idealisme, 
realisme, materialisme, dan sebagainya, akan mewarnai pula 
pandangan ahli pendidikan yang dikembangkannya. Aliran filsafat 
tertentu akan memengaruhi dan memberikan bentuk serta corak 
tertentu terhadap teori-teori pendidikan yang dikembangkan atas 
dasar aliran filsafat tersebut. Dengan kata lain, teori-teori dan 

137Rasjidi dan Harifuddin Cawidu, Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat, (Cet. I; 
Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 43.
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pandangan-pandangan filsafat pendidikan yang dikembangkan oleh 
seorang filsuf, tentu berdasarkan dan bercorak serta diwarnai oleh 
pandangan dan aliran filsafat yang dianutnya.

2. Filsafat, juga berfungsi memberikan arah agar teori pendidikan 
yang telah dikembangkan oleh para ahlinya, yang berdasarkan 
dan menurut pandangan serta aliran filsafat tertentu, mempunyai 
relevansi dengan kehidupan nyata. Artinya mengarahkan agar teori-
teori dan pandangan filsafat pendidikan yang telah dikembangkan 
tersebut bisa diterapkan dalam praktik kependidikan sesuai dengan 
kenyataan dan kebutuhan hidup yang juga berkembang dalam 
masyarakat. Di samping itu, kenyataan bahwa setiap masyarakat 
hidup dengan pandangan dan filsafat hidupnya sendiri-sendiri 
yang berbeda antara satu dengan lainnya, dan dengan sendirinya 
akan menyangkut kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Di sinilah 
letak fungsi filsafat dan filsafat pendidikan dalam memilih dan 
mengarahkan teori-teori pendidikan dan kalau perlu juga merevisi 
teori pendidikan tersebut, yang sesuai dan relevan dengan 
kebutuhan, tujuan, serta pandangan hidup dari masyarakat.

3. Filsafat, termasuk juga filsafat pendidikan, juga mempunyai fungsi 
untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-
teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan atau pedagogis. Suatu 
praktik kependidikan yang didasarkan dan diarahkan oleh suatu 
filsafat pendidikan tertentu, akan menghasilkan dan menimbulkan 
bentuk-bentuk dan gejala-gejala kependidikan yang tertentu pula. 
Hal ini merupakan data-data kependidikan yang ada dalam suatu 
masyarakat tertentu. Analisis filsafat berusaha untuk menganalisis 
dan memberikan arti terhadap data-data kependidikan tersebut, dan 
untuk selanjutnya menyimpulkan serta dapat disusun teori-teori 
pendidikan yang realistis dan selanjutnya akan berkembanglah ilmu 
pendidikan (pedagogis).

Di samping hubungan fungsional tersebut, antara filsafat dan 
teori pendidikan, juga terdapat hubungan yang bersifat suplementer, 
sebagaimana dikemukakan oleh Ali Saifullah dalam bukunya “Antara 
Filsafat dan Pendidikan”, sebagai berikut.

Filsafat pendidikan sebagai suatu lapangan studi mengarahkan 
pusat perhatiannya dan memusatkan kegiatannya pada dua fungsi tugas 
normatif ilmiah, yaitu sebagai berikut.
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1. Kegiatan merumuskan dasar-dasar dan tujuan-tujuan pendidikan, 
konsep tentang sifat hakikat manusia, serta konsepsi hakikat dan 
segi-segi pendidikan serta isi moral pendidikannya.

2. Kegiatan merumuskan sistem atau teori pendidikan (science 
of education) yang meliputi politik pendidikan, kepemimpinan 
pendidikan atau organisasi pendidikan, metodologi pendidikan dan 
pengajaran, termasuk pola-pola akulturasi dan peranan pendidikan 
dalam pembangunan masyarakat dan negara.

Definisi di atas merangkum dua cabang ilmu pendidikan, yaitu 
filsafat pendidikan dan sistem atau teori pendidikan, dan hubungan 
antara keduanya adalah bahwa yang satu “suplemen” terhadap yang 
lain dan keduanya diperlukan oleh setiap guru sebagai pendidik dan 
bukan hanya sebagai pengajar bidang studi tertentu.
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A. Aliran Progresivisme
Menurut Ramayulis dalam buku Filsafat Pendidikan Islam Analisis Filosofis 
Sistem Pendidikan Islam yang dikutip oleh Nuryamin, progresivisme 
secara bahasa berasal dari kata Inggris, “progres” yang berarti maju, 
berkembang, dan bergerak untuk meraih kemajuan, dapat diartikan 
sebagai aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat.138 

Dalam konteks filsafat pendidikan, progresivisme merupakan 
suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekadar 
upaya pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi 
hendaklah berisi beragam aktivitas yang mengarah pada pelatihan 
kemampuan berpikir mereka secara menyeluruh, sehingga mereka 
dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah seperti 
penyediaan ragam data empiris dan informasi teoretis, memberikan 
analisis, pertimbangan, dan pembuatan kesimpulan menuju pemilihan 
alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah yang 
tengah dihadapi. 

Slogan yang pantas untuk aliran ini adalah bahwa kepekaan subjek 
didik terhadap berbagai problem yang ada di sekitarnya, akan muncul 

138Nuryamin, Filsafat Pendidikan, (Cet. I, Watampone: Penerbit Syahadah, 
2017), hlm. 111.
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keinginan; dari keinginan akan muncul kreativitas; dari kreativitas 
akan muncul prediksi dan dari prediksi akan muncul aksi yang akan 
membawa pada perubahan dan kemajuan-kemajuan.139

Maka, tidak heran kalau pendidikan progresivisme selalu 
menekankan pada tumbuh dan berkembangnya pemikiran dan sikap 
mental, baik dalam pemecahan masalah maupun kepercayaan diri 
peserta didik. Progres atau kemajuan menimbulkan perubahan, 
sedangkan perubahan menghasilkan pembaruan. Kemajuan juga di 
dalamnya mengandung nilai yang dapat mendorong untuk mencapai 
tujuan. Kemajuan tampak kalau tujuan telah tercapai. Nilai suatu tujuan 
dapat menjadi alat, jika ingin dipakai untuk mencapai tujuan lain.140

Progresivisme didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan harus 
terpusat kepada anak (child-centered) bukannya memfokuskan pada guru 
atau bidang muatan.141 

Aliran progresivisme adalah suatu aliran filsafat pendidikan yang 
sangat berpengaruh dalam abad ke-20 ini. Pengaruh itu terasa di 
seluruh dunia, terlebih-lebih di Amerika Serikat. Usaha pembaruan 
di dalam lapangan pendidikan pada umumnya terdorong oleh aliran 
progresivisme ini.

Biasanya aliran progresivisme ini dihubungkan dengan pandangan 
hidup liberal—“the Liberal Road to Culture”. Hal yang dimaksudkan 
dengan ini ialah pandangan hidup yang mempunyai sifat-sifat berikut. 

1. Fleksibel (tidak kaku, tidak menolak perubahan, dan tidak terikat 
oleh suatu doktrin tertentu).

2. Curious (ingin mengetahui dan ingin menyelidiki). 

3. Toleran dan open minded (mempunyai hati terbuka).

Sifat-sifat umum aliran progresivisme dapat diklasifikasikan dalam 
dua kelompok, yaitu (a) sifat-sifat negatif, dan (b) sifat-sifat positif. 
Sifat itu dikatakan negatif dalam arti bahwa dalam segala bentuk, 
seperti misalnya terdapat dalam agama, politik, etika, dan epistemologi. 

139Muhmidayeli, Filsafat Pendidikan, (Cet. II, Bandung: Refika Aditama, 2013), 
hlm. 151.

140Muhammad Anwar, Op. Cit., hlm. 156.
141Uyoh Sadulloh, Pengantar Filsafat Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2008), 

hlm. 143.
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Positif dalam arti bahwa progresivisme menaruh kepercayaan terhadap 
kekuatan alamiah dari manusia, kekuatan-kekuatan yang diwarisi oleh 
manusia dari alam sejak lahir man natural powers. 

Progresivisme yakin bahwa manusia mempunyai kesanggupan-
kesanggupan untuk mengendalikan hubungannya dengan alam, sanggup 
meresapi rahasia-rahasia alam dan sanggup menguasai alam. Akan 
tetapi, di samping keyakinan-keyakinan ini ada juga kesangsian. Namun, 
meskipun demikian, progresivisme tetap bersikap optimis, tetap percaya 
bahwa manusia dapat menguasai seluruh lingkungannya, lingkungan 
alam dan lingkungan sosial.

Pragmatisme menolak “pure intellectualism”. Bagi pragmatisme, jiwa 
dan pikiran manusia dipakai menghadapi tugas hidup yang maha besar. 
Pragmatisme menolak pendapat bahwa manusia itu tidak berdaya; 
bahwa manusia hanya dapat menyerah saja kepada kekuatan-kekuatan 
dalam lingkungannya. Pragmatisme berpendapat bahwa pendidikan 
adalah alat kebudayaan yang paling baik. Bahwa dengan pendidikan 
sebagai alat, manusia dapat menjadi “the masters, not the slaves, of social 
as well as other kinds of natural change”.142

Tujuan umum pendidikan ialah warga masyarakat yang demokratis. 
Isi pendidikannya lebih mengutamakan bidang-bidang studi, seperti 
IPA, sejarah, keterampilan, serta hal-hal yang berguna atau langsung 
dirasakan oleh masyarakat. Metode scientific lebih diutamakan, 
dan bukan metode memorisasi seperti pada aliran esensialisme. 
Progresivisme tidak menghendaki adanya mata pelajaran yang diberikan 
secara terpisah, melainkan harus diusahakan terintegrasi dalam unit.143

B. Aliran Esensialisme
Aliran esensialisme memandang pendidikan harus berpijak di atas nilai 
yang dapat mendatangkan kestabilan, telah teruji oleh waktu, tahan 
lama, dan nilai-nilai yang memiliki kejelasan serta terseleksi.144

Aliran filsafat pendidikan esensialisme dapat ditelusuri dari aliran 
filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan 

142Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Cet. IV, Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 
hlm. 22.

143Ibid., hlm. 24.
144Muhammad Anwar, Op. Cit., hlm. 161.
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lama, karena kebudayaan lama telah banyak melakukan kebaikan 
untuk manusia. Kebudayaan lama telah ada semenjak peradaban umat 
manusia dahulu, terutama semenjak zaman Renaisans mulai tumbuh 
dan berkembang dengan megahnya. Kebudayaan lama melakukan usaha 
untuk menghidupkan kembali ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan 
kesenian zaman Yunani dan Romawi Kuno.145

Menurut Muhammad Noorsyam dalam buku yang dikutip oleh 
Zuhairini, dkk., tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk 
pribadi bahagia di dunia dan di akhirat. Isi pendidikannya mencakup 
ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan 
kehendak manusia. Kurikulum sekolah bagi esensialisme merupakan 
semacam miniatur dunia yang bisa dijadikan sebagai ukuran kenyataan, 
kebenaran, dan kegunaan. Maka, dalam sejarah perkembangannya, 
kurikulum esensialisme menerapkan berbagai pola kurikulum, seperti 
pola idealisme, realisme, dan sebagainya. Sehingga peranan sekolah 
dalam menyelenggarakan pendidikan bisa berfungsi sesuai dengan 
prinsip-prinsip dan kenyataan sosial yang ada di masyarakat.146

C. Aliran Perenialisme
Perenialisme diambil dari kata perennial, yang diartikan abadi atau 
kekal. Dari makna yang terkandung dalam kata itu, aliran Perenialisme 
mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan 
norma-norma yang bersifat kekal abadi.147

Aliran ini memandang keadaan sekarang sebagai zaman yang 
sedang ditimpa krisis kebudayaan karena kekacauan, kebingungan, dan 
kesimpangsiuran. Untuk mengobati zaman yang sakit ini, maka aliran 
ini memberikan konsep jalan keluar “regressive road to cultural”, yakni 
kembali atau mundur kepada kebudayaan masa lampau yang masih 
ideal. Perenialisme berpendapat, untuk mengatasi gangguan kebudayaan 
diperlukan usaha untuk menemukan dan mengamankan lingkungan 
sosiokultural, intelektual, dan moral. Oleh karena itu, Perenialisme 
masih memandang penting terhadap peranan pendidikan dalam proses 
mengembalikan keadaan manusia sekarang kepada kebudayaan masa 

145Ibid., hlm. 160.
146Zuhairini, Op. Cit., hlm. 27.
147Zuhairini, Loc. Cit.
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lampau yang dianggap cukup ideal dan telah teruji keandalannya, dalam 
menahan arus cultural lag (keterbelakangan kultural).

Sikap yang dilakukan aliran ini, untuk kembali ke masa lampau 
bukanlah suatu sikap nostalgia, sikap mengenang, dan membanggakan 
masa yang penuh kesuksesan, tetapi untuk membina kembali keyakinan 
yang teguh kepada nilai-nilai asasi masa silam yang diperlukan untuk 
kehidupan abad cybernatic ini.148 

Menurut Muhammad Sabri sebagaimana yang dikutip oleh 
Nuryamin, bahwa istilah perennial biasanya muncul dalam wacana 
filsafat agama di mana agenda yang dibicarakan adalah sebagai berikut.

1. Pertama, tentang Tuhan, wujud yang absolut, sumber dari segala 
wujud, yakni Tuhan yang Maha Benar, yakni hanya satu, sehingga 
semua agama yang muncul dari Tuhan Satu pada prinsipnya sama, 
karena datang dari sumber yang sama. 

2. Kedua, filsafat perennial ingin membahas fenomena pluralisme agama 
secara kritis dan kontemplatif. Meskipun agama (religion) yang 
benar hanya satu, tetapi karena ia diturunkan pada manusia dalam 
spectrum historis dan sosiologis, maka bagaikan cahaya matahari yang 
tampil dengan beragam warna. Religion dalam konteks historis 
selalu hadir dalam formatnya yang pluralistik. Dalam konteks ini, 
maka setiap agama memiliki kesamaan dengan yang lain, tetapi 
sekaligus juga memiliki kekhasan sehingga berbeda dari yang lain. 

3. Ketiga, filsafat perennial berusaha menelusuri akar-akar kesadaran 
religiositas seseorang atau kelompok melalui simbol atau ritus serta 
pengalaman keagamaan. Dengan demikian, secara metodologis 
filsafat perennial berhutang pada apa yang disebut sebagai 
transcendental psychology.149

Di bidang pendidikan, perenialisme sangat dipengaruhi oleh tokoh-
tokohnya, yaitu Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas.

Menurut Plato, tujuan utama pendidikan adalah membina pemimpin 
yang sadar dan mempraktikkan asas-asas normatif itu dalam semua aspek 
kehidupan. Pendidikan hendaknya berorientasi pada potensi (nafsu, 

148Muhammad Anwar, Op. Cit., hlm. 165.
149Nuryamin, Op. Cit., hlm. 111.
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kemauan, dan pikiran) dan kepada masyarakat, agar kebutuhan yang ada 
pada setiap lapisan masyarakat bisa terpenuhi.150

Bagi Aristoteles, tujuan pendidikan adalah kebahagiaan. Untuk 
mencapai tujuan pendidikan itu, maka aspek jasmani, emosi, dan intelek 
harus dikembangkan secara seimbang.

Sementara itu, tujuan pendidikan yang diinginkan oleh Thomas 
Aquinas adalah sebagai usaha mewujudkan kapasitas yang ada dalam 
individu agar menjadi aktualitas aktif dan nyata. Dalam hal ini, peranan 
guru adalah mengajar dan memberi bantuan kepada anak didik untuk 
mengembangkan potensi-potensi yang ada padanya.151

D. Aliran Rekonstruksionalisme
Kata rekonstruksionalisme berasal dari bahasa Inggris reconstruct 
yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, 
rekonstruksionalisme adalah sebuah aliran yang berupaya merombak 
tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan 
yang bercorak modern. Aliran ini sering pula disebut dengan aliran 
rekonstruksi sosial.152

Akan tetapi, tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui 
usaha bersama dan bekerja sama semua bangsa. Pengikut aliran ini 
percaya bahwa bangsa-bangsa di dunia telah tumbuh kesadaran dan 
sepakat untuk menciptakan satu dunia baru dengan kebudayaan baru, 
di bawah satu kedaulatan dunia serta di bawah pengawasan mayoritas 
umat manusia.153

Rekonstruksionalisme adalah aliran filsafat pendidikan yang 
menghendaki agar anak didik dapat dibangkitkan kemampuannya untuk 
secara konstruktif menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan 
perkembangan masyarakat sebagai akibat adanya pengaruh dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi.154

150Zuhairini, Op. Cit., hlm. 28.
151Ibid., hlm. 29.
152Muhmidayeli, Op. Cit., hlm. 172.
153Muhammad Anwar, Op. Cit., hlm. 167.
154Imam Barnadib, Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode (Cet. IX, Yogyakarta: 

Penerbit Andi, 2013), hlm. 24.
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E. Aliran Eksistensialisme
Eksistensi berarti keadaan yang aktual, yang terjadi dalam ruang dan 
waktu; eksistensi menunjukkan kepada “suatu benda yang ada di sini 
dan sekarang”. Eksistensi berarti bahwa jiwa atau manusia diakui adanya 
atau hidupnya. Namun, bagi kelompok eksistensialis, kata kerja “to exist” 
mempunyai isi yang lebih positif dan lebih kaya daripada kata kerja 
“to live”. Kadang-kadang orang mengatakan tentang orang yang hidup 
kosong dan tanpa arti bahwa “ia tidak hidup, ia hanya ada”. Kelompok 
eksistensialisme mengubah kata tersebut dan mengatakan “orang itu 
tidak ada, ia hanya hidup”. Bagi mereka eksistensi berarti kehidupan 
yang penuh, tangkas, sadar, tanggung jawab, dan berkembang.155

Eksistensialisme adalah suatu penolakan terhadap suatu pemikiran 
abstrak, tidak logis, atau tidak ilmiah. Eksistensialisme menolak segala 
bentuk kemutlakan rasional. Dengan demikian, aliran ini hendak 
memadukan hidup yang dimiliki dengan pengalaman, dan situasi sejarah 
yang ia alami, serta tidak mau terikat oleh hal-hal yang sifatnya abstrak 
dan spekulatif. Baginya, segala sesuatu dimulai dari pengalaman pribadi, 
keyakinan yang tumbuh dari dirinya dan kemampuan serta keluasan 
jalan untuk mencapai keyakinan hidupnya.156

Karakteristik pokok filsafat eksistensialisme memfokuskan 
refleksi pemikirannya pada dunia dalam manusia sehingga terbuka 
pernak-pernik keunikannya. Eksistensialisme meyakini bahwa manusia 
memiliki kesadaran bahwa ia ada, keberadaannya ada di tengah-tengah 
keberadaan benda-benda lain. Kendatipun demikian, cara berada 
manusia berbeda dengan benda-benda lain di luar dirinya.157 Masing-
masing misalnya mempergunakan kata-kata ruang, waktu, tenaga, zat, 
roh, sebab, akibat, hukum alam, kuantitas, kualitas, dan lain-lain dengan 
mengisikan pengertian-pengertian yang berbeda.158

Dalam filsafat eksistensialisme, manusia yang sadar adalah manusia 
yang dapat meragukan sesuatu, yang dapat melakukan aktivitas 
berpikir untuk dirinya, alam, dan apa saja yang tercakup dalam realitas. 

155Harold H. Titus, Living Issues Inphilosophy, terj. H.M. Rasjidi, Persoalan-
persoalan Filsafat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 384.

156Zuhairini, Op. Cit., hlm. 31.
157Muhmidayeli, Op. Cit., hlm. 138.
158Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat: Pengantar kepada Dunia Filsafat, Jilid 1 (Cet. 

V, Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 54.
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Eksistensialisme sebagai aliran filsafat yang bersifat teknis terjelma ke 
dalam bermacam-macam sistem yang berbeda-beda.159

Implikasi eksistensialisme dalam kehidupan manusia pada intinya 
terletak pada sikap subjektivitas dan individualitas manusia. Dengan 
demikian, orang cenderung bebas berbuat menurut jati dirinya 
dengan slogan be your self. Dalam hal pendidikan, eksistensialisme bisa 
merepotkan penyelenggara, mengingat tidak bisa menyusun kurikulum 
dan perlakuan yang seragam, hubungan guru–murid bersifat informal 
serta proses belajar mengajar cenderung laissez faire.160

159Muhmidayeli, Loc. Cit.
160Abd Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan 

Hadhari Berbasis Integratif – Interkonektif (Cet. II, Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 
132.
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A. Berbagai Pemikiran tentang Hakikat Manusia
Memikirkan dan membicarakan mengenai hakikat manusia inilah yang 
menyebabkan orang tak henti-hentinya berusaha mencari jawaban yang 
memuaskan tentang pertanyaan yang mendasar tentang manusia, yaitu 
apa, dari mana, dan ke mana manusia itu.

Berbicara mengenai apa manusia itu, ada empat aliran, yaitu aliran 
serba zat, aliran serba ruh, aliran dualisme (gabungan dari kedua aliran 
pertama dan kedua), dan aliran eksistensialisme.

Pertama, aliran serba zat, mengatakan yang sungguh-sungguh ada 
itu hanyalah zat atau materi. Zat atau materi itulah hakikat dari sesuatu. 
Alam ini adalah zat atau materi, dan manusia adalah unsur dari alam. 
Maka dari itu, hakikat dari manusia itu adalah zat atau materi.

Manusia sebagai makhluk materi, maka pertumbuhannya berproses 
dari materi juga. Sel telur dari sang ibu bergabung dengan sperma 
dari sang ayah, tumbuh menjadi janin, yang akhirnya ke dunia sebagai 
manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai materi, ia mendapatkan 
kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya juga dari materi, maka 
terbentuklah suatu sikap pandangan yang materialistis. Oleh karena 
materi itu adanya di dunia ini, maka pandangan materialistis itu identik 

9
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dengan pandangan hidup yang bersifat duniawi, sedangkan hal-hal yang 
bersifat ukhrawi (akhirat) dianggap sebagai khayalan belaka. 

Kedua, aliran serba ruh, berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu 
yang ada di dunia ialah ruh. Juga hakikat manusia adalah ruh. Adapun 
zat itu adalah manifestasi daripada ruh di atas dunia ini.

Dasar pemikiran dari aliran ini ialah bahwa ruh itu lebih berharga, 
lebih tinggi nilainya daripada materi. Hal ini dapat kita buktikan sendiri 
dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang wanita atau pria yang 
kita cintai, kita tak mau pisah dengannya. Namun, kalau ruh dari wanita 
atau pria yang kita cintai tidak ada pada badannya, berarti dia meninggal 
dunia, maka mau tak mau kita harus melepaskan dia untuk dikuburkan. 
Kecantikan, kejelitaan, kemolekan, dan kebagusan yang dimiliki oleh 
wanita atau pria tadi tak akan ada artinya tanpa ruh. Meskipun badannya 
masih utuh, masih lengkap anggota badannya, tetapi kita mengatakan 
dia sudah tidak ada, dia sudah pergi, dia sudah menghadap Tuhannya.

Demikian aliran ini menganggap bahwa ruh itu ialah hakikat, 
sedangkan badan adalah penjelmaan atau bayangannya saja.

Ketiga, aliran dualisme, yang mencoba untuk mengawinkan 
kedua aliran di atas. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada 
hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani serta 
badan dan ruh. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur 
asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Jadi, badan tidak 
berasal dari ruh juga sebaliknya ruh tidak berasal dari badan. Hanya 
dalam perwujudannya, manusia itu serba dua, yaitu jasad dan ruh, yang 
keduanya berintegrasi membentuk yang disebut manusia. Antara badan 
dan ruh terjalin hubungan yang bersifat kausal, sebab akibat. Artinya, 
antara keduanya saling memengaruhi. Apa yang terjadi di satu pihak 
akan memengaruhi di pihak yang lain. Sebagai contoh, orang yang cacat 
jasmaninya akan berpengaruh pada perkembangan jiwanya. Sebaliknya, 
orang yang jiwanya cacat atau kacau, akan berpengaruh pada fisiknya.

Keempat, aliran eksistensialisme, aliran ini memandang manusia 
tidak dari sudut serba zat atau serba ruh atau dualisme dari dua aliran 
itu, tetapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri, yaitu 
cara beradanya manusia itu sendiri di dunia ini.161

161Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, (Cet. IV, Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2008), hlm. 71–74.



Bab 9 ---  Hakikat Manusia 95

B. Berbagai Pandangan tentang Hakikat Manusia

1. Pandangan Ilmiah tentang Manusia

Satu interpretasi ilmiah yang ketat tentang manusia mengatakan bahwa 
manusia dan segala aktivitasnya ditentukan oleh peraturan fisika dan 
kimia. Dalam pandangan ini manusia hanya merupakan suatu bentuk 
kehidupan yang lebih tinggi dan lebih kompleks, yang dapat diterangkan 
dengan aturan-aturan yang berlaku bagi materi. Manusia adalah satu 
bagian dari alam fisik; seperti benda-benda lain, ia mempunyai ukuran 
berat, bentuk, dan warna. Manusia berada dalam ruang dan waktu, 
sehingga peraturan fisika seperti Hukum Gravitasi juga berlaku bagi 
manusia.

Pandangan ilmiah tentang manusia seperti tersebut tidak 
berpendapat bahwa bidang sains itu lebih luas daripada sekadar fakta 
objektif yang telah diungkapkan oleh sains alam (natural science). Akan 
tetapi, semenjak abad ke-19, metode ilmiah telah dipakai untuk beberapa 
penyelidikan tentang manusia, dan ini telah menimbulkan ilmu-ilmu 
yang dinamakan ilmu-ilmu sosial, yaitu sosiologi, politik, antropologi, 
dan psikologi. Di dalam sains tentang perilaku (behavioral science) 
sekarang, psikologi manusia telah menjadi penyelidikan tentang perilaku 
manusia. Menurut pandangan ini manusia dapat diubah, dibentuk, dan 
diperkembangkan, sama halnya dengan bidang-bidang lain.162 Bahkan 
Galton berpendapat bahwa ada ras manusia (ras manusia superior) 
yang dapat dikembangkan melalui pembibitan. Secara ideal, seseorang 
dapat menanamkan bibit “temperamen, sifat, dan kemampuan” yang 
diinginkan ke dalam suatu spesies (sebagaimana dilakukan terhadap 
anjing), dan membuang dari spesies itu sifat yang tidak diinginkan, 
seperti “jahat, tidak cakap, dan malas”.163

2. Pandangan Islam tentang Manusia

Islam berpandangan bahwa hakikat manusia ialah manusia itu 
merupakan perkaitan antara badan dan ruh. Badan dan ruh merupakan 

162Harold hlm. Titus, dkk., Persoalan-persoalan Filsafat, (Cet. I, Jakarta: PT Bulan 
Bintang, 1984), hlm. 48.

163Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, (Cet. XV, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 
2017), hlm. 244.
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substansi yang berdiri sendiri, yang tidak tergantung adanya oleh yang 
lain.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Mu’minun/23:12–14 berikut.
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Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (berasal) dari 
tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat 
yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, 
lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging 
itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan 
daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maka, 
Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. (QS Al-Mu’minun/23:12–14)164

Kemudian Rasulullah Saw. bersabda:
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Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian dihimpun di dalam perut 
ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian menjadi segumpal darah dalam 
waktu sama, kemudian menjadi segumpal daging juga dalam waktu yang sama. 
Setelah itu, malaikat diutus untuk meniupkan roh ke dalamnya dan diperintahkan 
untuk mencatat empat perkara: mencatat rezekinya, ajalnya, perbuatannya, dan 
celaka ataukah bahagia.

Dari Al-Qur’an dan Hadis tersebut di atas, jelaslah bahwa proses 
perkembangan dan pertumbuhan fisik manusia, tidak ada bedanya 
dengan proses perkembangan dan pertumbuhan pada hewan. Semuanya 

164Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: CV Pustaka 
Al-Kautsar, 2009), hlm. 342.
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berproses menurut hukum-hukum alam yang material. Hanya pada 
kejadian manusia, sebelum makhluk yang disebut manusia itu 
dilahirkan dari rahim ibunya, Tuhan telah meniupkan ruh ciptaan-Nya 
ke dalam tubuh manusia. Ruh yang berasal dari Tuhan itulah yang 
menjadi hakikat manusia. Inilah yang membedakan manusia dengan 
hewan, karena Tuhan tidak meniupkan ruh pada hewan.165

Manusia dibekali Allah Swt. dengan beragam alat pengetahuan, yaitu 
indra, akal, dan hati. Ketiga alat pengetahuan manusia itu merupakan 
modal dasar yang sangat penting bagi manusia dan memungkinkannya 
untuk mendapatkan pengetahuan.166 Islam memandang manusia sebagai 
makhluk sempurna dibandingkan dengan hewan dan makhluk ciptaan 
Tuhan yang lain, karena itu manusia diperintahkan untuk menggunakan 
akal dan indranya agar tidak salah memahami mana kebenaran yang 
sesungguhnya dan mana kebenaran dibenarkan atau dianggap benar.167

Secara alami, manusia menjadi makhluk yang paling tinggi. Allah 
Swt. berfirman dalam QS. At-Tin/95:4 sebagai berikut.
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Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 
(QS. At-Tin/95:4)168

هُ سَاجِدِينَ
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َ
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Maka apabila Aku telah menyempurnakan (kejadian)-nya, dan Aku telah 
meniupkan roh (ciptaan)-Ku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya 
dengan bersujud. (QS. Al-Hijr/15:29)169
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165Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 77.
166Indo Santalia, Pengantar Filsafat, (Cet. I; Makassar: Syahadah, 2017), hlm. 5.
167Nuryamin, Filsafat Pendidikan, (Cet. I; Makassar: Syahadah, 2017), hlm. 

96-97.
168Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: CV Pustaka 

Al-Kautsar, 2009), hlm. 597.
169Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, hlm. 263.
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Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan 
Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu 
atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat 
cepat memberikan hukuman; dan sungguh, Dia Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (QS. Al-An’am/6:165)170

Khalifah berarti kuasa atau wakil. Dengan demikian, pada hakikatnya 
manusia adalah kuasa atau wakil Allah di bumi (alam). Manusia adalah 
pelaksana dari kekuasaan dan kehendak (Qudrat dan iradat) Tuhan. 
Di sinilah hakikat basmalah pada setiap perbuatan manusia. Segala 
perbuatan manusia dengan nama atau atas nama Tuhan. Dalam hal 
ini, manusia terbagi menjadi dua kelompok, yang bersikap pasif dan 
yang bersikap aktif; yang bersikap pasif beranggapan bahwa segala 
perbuatannya adalah sebagai pelaksana belaka dari kehendak Tuhan, 
sehingga ia tidak merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap 
perbuatannya. Ia terpaksa (ijbar) dalam segala perbuatannya. Sementara 
yang bersikap aktif, beranggapan bahwa dalam segala perbuatannya, ia 
mendapatkan kuasa dari Tuhan, sehingga ia menguasai perbuatannya. 
Ia yang memilih dan menentukan perbuatannya, dan oleh karena itu ia 
mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap yang memberinya 
kuasa. Manusia bersifat ikhtiar dalam segala perbuatannya.

Dalam diri manusia, pada hakikatnya terdapat sifat dan unsur-
unsur ketuhanan, karena dalam proses kejadiannya kepada manusia 
telah ditiupkan ruh dari Tuhan. Sifat dan unsur ketuhanan dalam diri 
manusia tersebut, berupa potensi-potensi pembawaan yang dalam 
proses kehidupannya manusia merealisir dan menjabarkannya dalam 
tingkah laku dan perbuatan nyata. Di samping itu, manusia sebagai 
khalifah Allah, juga merealisir fungsi ketuhanan, sehingga manusia 
adalah berfungsi kreatif, mengembangkan diri dan memelihara diri 
dalam kehancuran. Dengan demikian, hidup dan kehidupan manusia 
itu berkembang dan mengarah kepada kesempurnaan.171

170Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, hlm. 150.
171Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 78–79.
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A. Pengertian Manusia
Manusia adalah makhluk termulia yang lahir atas bumi ini. Ia terdiri 
dari dua unsur, yaitu jasad dan jiwa. Jasad berasal dari ciptaan dan jiwa 
berasal dari alam perintah (alamul-ahmar).172

Manusia adalah makhluk yang religius, dalam arti bahwa ia 
menyembah Tuhan, melakukan ritual (ibadat) atau upacara-upacara. 
Manusia itu memiliki rasa benar dan salah, serta rasa nilai ini berarti 
bahwa ia adalah makhluk beretika dan berhati nurani (conscience).173

Manusia dalam konsepsi Aristoteles adalah bagian dari alam yang 
terdiri dari dua unsur, yaitu materi dan forma. Materi adalah jasad 
dan forma adalah jiwa. Sebagaimana materi tidak dapat dipisahkan 
dari forma, begitu pula jasad tidak dapat berpisah dengan jiwa, yakni 
kedua unsur ini membentuk suatu kesatuan esensial. Atas dasar ini, 
Aristoteles mengatakan bahwa jiwa adalah “kesempurnaan pertama 
bagi benda alami yang organis lagi mempunyai hidup dalam bentuk 
potensial”. Jiwa adalah “kesempurnaan pertama” karena wujud jiwa itu 

172Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), 
hlm. 40.

173Harold H. Titus, dkk., Persoalan-persoalan Filsafat, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 
1984), hlm. 33.
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merupakan kehormatan dan kesempurnaan bagi jasad yang memang 
tidak dapat berfungsi tanpa adanya jiwa.174

Jiwa manusia disebut dengan al-nafs al-nâthiqah, berasal dari alam 
Ilahi, sedangkan jasad berasal dari alam Khalq, berbentuk, berupa, 
berkadar, dan bergerak. Jiwa diciptakan tatkala jasad siap menerimanya.

Bagi Al-Farabi, jiwa manusia mempunyai daya-daya sebagai berikut.

1. Daya al-Muharrikat (gerak), daya ini yang mendorong untuk makan, 
memelihara, dan berkembang.

2. Daya al-Mudrikat (mengetahui), daya ini mendorong untuk merasa 
dan berimajinasi.

3. Daya al-Nâthiqat (berpikir), daya ini yang mendorong untuk berpikir 
secara teoretis dan praktis.175

Dalam pengertian manusia muncul berbagai definisi di antaranya 
menyebutkan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir (hayawan 
an nathiq), ada juga yang mendefinisikan manusia adalah makhluk sosial 
(zoon politicon), dan berbagai definisi lainnya.

Apabila seseorang memandang manusia itu dari sudut filsafat, 
tekanannya pada fungsi berpikir bagi manusia (hayawan an nathiq); dan 
apabila seseorang memandangnya dari sudut manusia adalah makhluk 
yang bermasyarakat, lahirlah definisi manusia adalah zoon politicon, dan 
demikianlah seterusnya. Apabila dilihat manusia dari sudut makhluk 
ekonomi dan pendidikan, akan lahir pula definisi yang terkait dengan 
hal tersebut.176

Manusia juga merupakan makhluk yang “future-oriented”, tindakan 
dan pertimbangan yang penting untuk memprediksi persoalan-
persoalan masa depan. Baik tentang kekejaman manusia maupun 
tentang pengorbanannya yang telah dilakukannya dengan maksud untuk 
menjamin terjadinya suatu hari depan yang lebih baik.177

174Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), 
hlm. 41.

175Sirajuddin Zar, Filsafat Islam Filosof dan Filsafatnya, (Cet. V, Jakarta: PT 
RajaGrafindo, 2012), hlm. 87.

176Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat, (Cet. I, Jakarta: 
Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 39.

177Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, (Depok: PT RajaGrafindo, 2017), hlm. 235.
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B. Tujuan Penciptaan Manusia 
Al-Qur’an menjelaskan tujuan penciptaan manusia itu adalah sebagai 
khalifah dan sebagai ábdullah (hamba Allah).

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:30:
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Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “Sesungguhnya 
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, 
“Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa 
bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?” Tuhan berfirman, 
“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-
Baqarah/2:30)178

Sebagai hamba Allah, manusia adalah makhluk yang senantiasa 
patuh dan tunduk kepada Allah.179 Allah berfirman dalam QS. Az-
Zariyat/51:56 berikut. 

ا لِيَعْبُدُونِ
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سَ إِل

ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
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Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
menyembah-Ku. (QS. Az-Zariyat/51:56)180

C. Pengertian Alam Semesta
Dalam pandangan Islam, alam semesta berasal dari tidak ada menjadi 
ada. Allah-lah yang mengadakannya, karena itu Allah disebut Khaliq 
dan alam semesta ini disebut dengan makhluk. Allah berfirman dalam 
QS. Yasin/36:82 dan QS. Al- Mulk/67:3 berikut.

178Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qurán dan Terjemahannya, 
(Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 6.

179Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat, hlm. 48.
180Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qurán dan Terjemahannya, hlm. 

523.
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ُ
ون

ُ
يَك

َ
ن ف

ُ
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َ
 ل
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ن يَق

َ
رَادَ شَيْئًا أ
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Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata 
kepadanya, “Jadilah!” Maka, terjadilah ia. (QS. Yasin/36:82)181

اۗ  
ً
قَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاق

َ
ذِيْ خَل

َّ
ال

Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. (QS. Al-Mulk/67:3)182

Kaum filosof berpegang pada pendapat yang mereka warisi dari 
orang Yunani bahwa alam adalah qadim (azali). Ini dengan tegas 
dinyatakan oleh Aristoteles, dan kurang tegas dinyatakan oleh Plato 
dan Plotinus. Menurut Plato, alam memang qadim, tetapi tuhanlah 
yang mengaturnya; sekalipun pada bab lain Dialogue-nya ia mengatakan, 
“Kreator (Pencipta) yang mengharapkan ide azali, kemudian ia mencipta 
alam seperti ide itu.” 

Azali (eternal) adalah istilah kaum filsuf yang semakna dengan 
qadim di kalangan para ulama ahli Kalam. Hal yang dimaksud dengan 
azali ialah maujud (exist) yang tidak berawal, namun kadang-kadang 
diartikan juga “tanpa awal dan tanpa akhir”. Oleh sebab itu, kata azali 
dipergunakan untuk menerangkan bahwa segala sesuatu yang ada di 
alam wujud ini, baik berupa benda, tempat, waktu, maupun gerak; 
semuanya mempunyai akhir (ber-inayah). Jadi, kalau segala sesuatu 
yang ada di alam wujud ini ber-inayah, sudah pasti ia ada permulaannya 
(ber-bidayah, atau berawal), dan setiap yang berawal pasti berakhir.183 

D. Tujuan Penciptaan Alam Semesta
Alam diciptakan oleh Allah Swt. untuk kemaslahatan umat manusia. 
Dari kekayaan alam yang terdapat di hutan belantara, di laut, di perut 
bumi, dan juga di ruang angkasa pada dasarnya diperuntukkan untuk 
manusia. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:29 berikut.

181Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qurán dan Terjemahannya, hlm. 
445.

182Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qurán dan Terjemahannya, hlm. 
562.

183Ahmad Fuad Al-Ahwani, Filsafat Islam, (Cet. X, Jakarta: Pustaka Firdaus, 
2008), hlm. 142–144.
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َ
مَاءِ ف ى السَّ

َ
مَّ اسْتَوَىٰ إِل

ُ
رْضِ جَمِيعًا ث

َ
أ

ْ
مْ مَا فِي ال

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ذِي خَل

َّ
 هُوَ ال

يْءٍ عَلِيمٌ
َ

ِ ش
ّ

ل
ُ
سَمَاوَاتٍۚ  وَهُوَ بِك

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia 
berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia 
Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah/2:29)184

Allah Swt. juga berfirman dalam QS. Luqman/31:20 berikut.

رْضِ
َ
أ

ْ
تِ وَمَا فِى ل وَٰ مَٰ ا فِى لسَّ م مَّ

ُ
ك

َ
رَ ل

َّ
َ سَخ َّ

 لل
َّ

ن
َ
 أ

۟
مْ تَرَوْا

َ
ل
َ
أ

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan 
untuk (kepentingan)-mu apa yang di langit dan apa yang di bumi. (QS. 
Luqman/31:20)185

Tidak terkira kekayaan alam yang bersumber dari perut bumi, laut, 
dan hutan belantara. Kesemuanya itu diperuntukkan bagi manusia. 
Manusia yang memanfaatkan kekayaan itu semuanya dengan sebaik-
baiknya akan menjadi makmur, akan terhindar dari bencana kemiskinan 
kemelaratan. Lewat penggunaan lahan pertanian yang luas, manusia bisa 
menanam berbagai jenis tanaman yang bermanfaat untuk kehidupan. 
Melalui berbagai bentuk pertambangan (minyak, gas, emas, perak, batu 
bara, dan lain-lain) menghasilkan hasil yang tak terkira jumlahnya. 
Begitu juga kekayaan laut dan hutan, kesemuanya menjadi sumber 
kemakmuran bagi manusia apabila digunakan dengan sebaik-baiknya 
dan seadil-adilnya.186

E. Pandangan Islam tentang Alam dan Kedudukan 
Manusia

1. Pandangan Islam tentang Alam

Berpegang pada dalil-dalil Al-Qur’an yang ada, maka alam semesta 
ini diciptakan oleh Tuhan adalah untuk kepentingan manusia dan 
untuk dipelajari manusia agar manusia dapat menjalankan fungsi dan 
kedudukannya sebagai manusia di muka bumi ini.

184Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qurán dan Terjemahannya, hlm. 5.
185Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qurán dan Terjemahannya, hlm. 

413.
186Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat, hlm. 31–32.
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Firman Allah dalam QS. Al-Mulk/67:15 sebagai berikut. 

يْهِ
َ
زْقِهٖۗ وَاِل وْا مِنْ رِّ

ُ
ل
ُ
امْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَك

َ
ا ف

ً
وْل

ُ
رْضَ ذَل

َ
ا

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
 ل

َ
ذِيْ جَعَل

َّ
 هُوَ ال

شُوْر
ُّ
الن

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka 
jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. 
Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS Al-
Mulk/67:15)187

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:29 sebagai berikut. 

اهُنَّ سَبْعَ سَوَّ
َ
مَاءِ ف ى السَّ

َ
مَّ اسْتَوَىٰ إِل

ُ
رْضِ جَمِيعًا ث

َ
أ

ْ
مْ مَا فِي ال

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ذِي خَل

َّ
 هُوَ ال

يْءٍ عَلِيم
َ

ِ ش
ّ

ل
ُ
سَمَاوَاتٍۚ  وَهُوَ بِك

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia 
berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia 
Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Baqarah/2:29)188

Dari ayat-ayat suci Al-Qur’an tersebut di atas, jelas bahwa Tuhan 
menciptakan manusia untuk hidup di muka bumi ini dengan disertai 
bekal yang cukup demi kelangsungan hidupnya, yaitu segala sesuatu 
di alam ini diciptakan untuk kepentingan manusia.

2. Kedudukan Manusia

a. Sebagai Pemanfaat dan Penjaga Kelestarian Alam

Tuhan telah melengkapi manusia dengan potensi-potensi rohaniah 
yang lebih dari makhluk-makhluk hidup yang lain, terutama potensi 
akal, maka pada manusia juga dibebani tugas, di samping tugas untuk 
memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya juga tugas untuk 
memelihara serta melestarikan alam ini dan dilarang untuk merusaknya. 
Allah berfirman dalam QS. Al-Jumuáh/62:10 sebagai berikut. 

187Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qurán dan Terjemahannya, hlm. 
563.

188Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qurán dan Terjemahannya, hlm. 6.
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َ َّ
رُوا الل

ُ
ِ وَاذكْ

َّ
ضْلِ الل

َ
رْضِ وَابْتَغُوا مِن ف

َ
أ

ْ
شِرُوا فِي ال

َ
انت

َ
اةُ ف

َ
ل ضِيَتِ الصَّ

ُ
إِذَا ق

َ
 ف

َ
لِحُون

ْ
مْ تُف

ُ
ك

َّ
عَل

َّ
ثِيرًا ل

َ
ك

Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. 
(QS. Al-Jumuáh/62:10)189

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:60 sebagai berikut. 

سِدِينَ
ْ
رْضِ مُف

َ
أ

ْ
ا تَعْثَوْا فِي ال

َ
ِ وَل

َّ
وا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ الل

ُ
ل
ُ
ك

Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu 
berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (QS. Al-Baqarah/2:60)190

b. Sebagai Peneliti Alam dan Dirinya untuk Mencari Tuhan

Allah memerintahkan pada manusia agar menggunakan akalnya, 
untuk mempelajari alam semesta dan dirinya sendiri, kecuali untuk 
kemanfaatan hidupnya, juga untuk dapat menggunakan nama Tuhannya 
yang telah menciptakan dirinya (beriman kepada Allah).

Dalam firman Allah QS. Al-Baqarah/2:164 sebagai berikut.

جرِْيْ
َ

تِيْ ت
َّ
كِ ال

ْ
ل
ُ
ف

ْ
هَارِ وَال يْلِ وَالنَّ

َّ
افِ ال

َ
رْضِ وَاخْتِل

َ
ا

ْ
مٰوٰتِ وَال قِ السَّ

ْ
 فِيْ خَل

َّ
 اِن

رْضَ
َ
ا

ْ
حْيَا بِهِ ال

َ
ا
َ
اءٍۤ ف مَاءِۤ مِنْ مَّ ُ مِنَ السَّ ّٰ

 الل
َ

نْزَل
َ
عُ النَّاسَ وَمَآ ا

َ
بَحْرِ بِمَا يَنْف

ْ
 فِى ال

رِ بَيْنَ
َّ

مُسَخ
ْ
حَابِ ال يٰحِ وَالسَّ تَصْرِيْفِ الرِّ ِ دَابَّۤةٍۖ  وَّ

ّ
ل

ُ
 فِيْهَا مِنْ ك

َّ
 بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَث

َ
وْن

ُ
عْقِل وْمٍ يَّ

َ
ق ِ

ّ
يٰتٍ ل

ٰ
ا

َ
رْضِ ل

َ
ا

ْ
مَاءِۤ وَال السَّ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan 
siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, 
dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia 
hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala 
jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit 

189Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qurán dan Terjemahannya, hlm. 
554.

190Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qurán dan Terjemahannya, hlm. 9.
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dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi 
kaum yang memikirkan. (QS. Al-Baqarah/2:164)191

c. Sebagai Khalifah (Penguasa) di Muka Bumi

Manusia diberi kedudukan oleh Tuhan sebagai penguasa, pengatur 
kehidupan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. 
Al-An’am/6:165 sebagai berikut.

مْ
ُ
وكَ

ُ
وْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْل

َ
مْ ف

ُ
عَ بَعْضَك

َ
رْضِ وَرَف

َ
أ

ْ
 ال

َ
ائِف

َ
مْ خَل

ُ
ك

َ
ذِي جَعَل

َّ
 وَهُوَ ال

ورٌ رَحِيمٌ
ُ
غَف

َ
ابِ وَإِنَّهُ ل

َ
عِق

ْ
 رَبَّكَ سَرِيعُ ال

َّ
مْۗ  إِن

ُ
فِي مَا آتَاك

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 
meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk 
mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu 
amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (QS. Al-An’am/6:165)192

d. Sebagai Makhluk yang Paling Tinggi dan Paling Mulia

Allah berfirman dalam QS. At-Tin/95:4 sebagai berikut.

وِيمٍ
ْ
حْسَن تَق

َ
 فِي أ

َ
سَان

ْ
إِن

ْ
نَا ال

ْ
ق

َ
دْ خَل

َ
ق

َ
ل

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya. (QS. At-Tin/95:4)193

e. Sebagai Hamba Allah

Kedudukan sebagai hamba Allah ini memang menjadi tujuan Allah 
menciptakan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Allah berfirman 
dalam QS. Ali Ímran/3:83 sebagai berikut.

رْهًا
َ
وَّك طَوْعًا  رْضِ 

َ
ا

ْ
وَال مٰوٰتِ  السَّ فِى  مَنْ  مَ 

َ
سْل

َ
ا  ٓ هٗ 

َ
وَل  

َ
يَبْغُوْن  ِ

ّٰ
الل دِيْنِ  غَيْرَ 

َ
ف
َ
 ا

َ
يْهِ يُرْجَعُوْن

َ
اِل وَّ

191Ibid., hlm. 25.
192Ibid., hlm. 150.
193Ibid., hlm. 597.
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Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal, hanya kepada-
Nya apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun 
terpaksa, dan hanya kepada-Nya mereka dikembalikan. (QS. Ali Ímran/3:83)194

f. Sebagai Mahkluk yang Bertanggung Jawab

Setelah dengan kemampuan akalnya manusia meneliti dunianya dan 
dirinya sendiri, dan kemudian mengerti bahwa hakikat diciptakannya 
manusia dan alam semesta ini semata-mata untuk menyembah kepada 
Tuhan. Maka, sebagai konsekuensi diberikan kedudukan yang istimewa 
oleh Tuhan pada manusia seperti di atas, maka manusia juga dituntut 
untuk bertanggung jawab terhadap apa-apa yang telah dilakukan di atas 
dunia ini, kelak di akhirat.

Allah berfirman dalam QS. At-Takasur/102:8 sebagai berikut.

عِيمِ نَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ لنَّ
ُ
ل ٔـَ سْ

ُ
ت
َ
مَّ ل

ُ
ث

Kemudian, kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang 
kamu megah-megahkan di dunia itu). (QS. At-Takasur/102:8)195

g. Sebagai Makhluk yang Dapat Dididik dan Mendidik

Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dapat dipahami dari firman 
Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:31 berikut.

هَا
َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ
أ

ْ
مَ آدَمَ ال

َّ
وَعَل

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya. 
(QS. Al-Baqarah/2:31)196

Allah juga berfirman dalam QS. Al-Alaq/96:1–5 sebagai berikut.

 وَرَبُّكَ
ْ
رَأ

ْ
قٍ )٢( اق

َ
 مِنْ عَل

َ
سَان

ْ
إِن

ْ
قَ ال

َ
قَ )١( خَل

َ
ذِي خَل

َّ
كَ ال  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
رَأ

ْ
 اق

مْ )٥(
َ
مْ يَعْل

َ
 مَا ل

َ
سَان

ْ
إِن

ْ
مَ ال

َّ
مِ )٤( عَل

َ
ل

َ
ق

ْ
مَ بِال

َّ
ذِي عَل

َّ
رَمُ )٣( ال

ْ
ك

َ
أ

ْ
ال

Bacalah dengan nama Tuhanmu, Yang menciptakan, Dia telah menciptakan 
manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuhanmulah yang paling pemurah, 

194Ibid., hlm. 60.
195Ibid., hlm. 600.
196Ibid., hlm. 31.
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yang mengajar dengan perantaraan kalam, Dan mengajarkan pada manusia apa 
yang tidak diketahui. (QS. Al-‘Alaq/96:5)197

Sementara itu, manusia sebagai mahkluk mendidik, dapat dipahami 
dari firman Allah yang mengisahkan bagaimana Luqman mengajar 
anaknya sebagai berikut.198

Dalam QS. Luqman/31:13 sebagai berikut.

مٌ عَظِيمٌ
ْ
ظُل

َ
رْكَ ل  الشِّ

َّ
ۖ  إِن ِ

َّ
شْرِكْ بِالل

ُ
ا ت

َ
 لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ ل

ُ
مَان

ْ
ق

ُ
 ل

َ
ال

َ
وَإِذْ ق

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 
pelajaran kepadanya, “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 
sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 
besar. (QS. Luqman/31:13)199

F. Hubungan Manusia dan Alam
Manusia dilahirkan di atas dunia. Ia berada di dalam dunia. Akan tetapi, 
beradanya manusia di dalam dunia ini lain artinya dengan air di dalam 
gelas. Air dalam gelas adalah dua hal yang terpisah atau yang dapat 
dipisahkan. Akan tetapi, manusia di dalam dunia menyatu dengan 
dunia. Manusia merupakan kesatuan dengan dunia. Manusia tak dapat 
dipisahkan dari alam dunia. Hal ini berarti manusia bukan seperti 
pribadi yang dari alam sekitarnya, baik sekitar fisik, terutama sekitar 
sosial. Hubungan manusia dengan sekitar fisik dan sosial ini bersifat 
kausal (sebab akibat). Pada satu sisi manusia menimbulkan perubahan 
alam sekitar. Faktor geografis, iklim, flora, dan fauna berpengaruh pada 
pembentukan pribadi manusia mampu mengubah alam sekitar dan benda-
benda alam menjadi barang-barang yang berguna bagi kehidupannya. 
Dengan potensi rohaninya, cipta, rasa, dan karsanya manusia menciptakan 
berbagai barang yang berarti bagi hidupnya dan membudayakan diri dan 
alam sekitarnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan karya-karya 
manusia yang sangat penting. Makin maju cara berpikir manusia, akan 
makin maju pula ilmu dan teknologinya. Dengan begitu, alam sekitar 

197Ibid., hlm. 597.
198Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

hlm. 83–91.
199Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qurán dan Terjemahannya, 

(Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 412.
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makin dapat dikontrol dan dikendalikan oleh manusia. Jadi, manusia tidak 
lagi sangat tergantung pada alam, tetapi justru sebaliknya manusialah 
yang mengendalikan alam sekitarnya.

Demikian pula sebaliknya, makin sederhana cara berpikir manusia, 
mereka makin tergantung pada alam sekitar. Seperti dapat kita lihat 
pada masyarakat yang masih primitif. Hidup mereka sangat tergantung 
pada alam sekitar.

Mengapa ada masyarakat yang maju dan ada yang tidak?

Hal ini dapat terjadi, karena pada manusia itu secara kodrati 
mempunyai potensi-potensi yang hanya bisa berkembang bila ada 
rangsangan-rangsangan dari sekitar sosial ini, maka potensi-potensi 
untuk berpikir, berkreasi, berbudaya, berbudi, dan sebagainya, dapat 
berkembang. 

Kejadian ini akan nampak jelas sekali kalau kita memperhatikan 
proses perkembangan dan pertumbuhan manusia itu. Pada saat 
dilahirkan dari rahim ibunya, manusia tersebut adalah makhluk yang 
paling lemah, tak berdaya. Dia tak mungkin hidup terus tanpa bantuan 
orang lain, orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya.

Dari hubungan timbal balik (reciprocal interaction) dengan orang-
orang di sekitarnya, maka terjadilah rangsangan-rangsangan yang 
dapat memperkembangkan potensi-potensi alamiah manusia. Hasil 
dari proses ini, manusia dapat berbudaya, berkarya, dan mencipta. 
Begitu pula masyarakat baru dapat berbudaya atau berkarya setelah 
mengadakan pergaulan dengan jenis-jenis masyarakat yang lain, 
dalam rangka menciptakan kebudayaan yang lebih besar yang dapat 
dinikmati oleh lingkungan yang lebih luas. Berkat hubungan dengan 
sekitar, manusia dapat berkembang jiwa dan fisiknya, maka akibatnya 
masyarakat juga berkembang.

Berdasarkan atas dimilikinya berbagai potensi-potensi kodrati 
manusia yang dapat berkembang dan dapat dipergunakan untuk 
menyempurnakan hidupnya dan untuk menguasai serta mengelola 
alam sekitarnya.200

200Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 
80–82.
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A. Pendidikan sebagai Gejala dan Kebutuhan Manusia
Pendidikan dalam pengertian yang luas adalah meliputi semua perbuatan 
atau semua usaha dari generasi tua untuk mengalihkan (melimpahkan) 
pengetahuannya, pengalamannya, serta keterampilan kepada generasi 
muda, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi 
fungsi hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniah.

Di samping itu, pendidikan sering juga diartikan sebagai suatu 
usaha manusia untuk membimbing anak yang belum dewasa ke tingkat 
kedewasaan, dalam arti sadar dan mampu memikul tanggung jawab atas 
segala perbuatannya dan dapat berdiri di atas kaki sendiri.

Dikemukakan oleh Abdurrahman An-Nahlawi bahwa manusia 
adalah makhluk yang dapat dididik. Allah telah membekali manusia 
dengan kemampuan untuk belajar dan mengetahui. Dijelaskan Al-
Qur’an, “Bacalah dan Tuhan-Mulah yang Maha Pemurah, yang mengajar 
(manusia) dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya”(QS. Al-Alaq/96:3–5).201

Dalam sejarahnya, pendidikan sebenarnya sudah dimulai 
sejak adanya makhluk yang bernama manusia, yang berarti bahwa 

201Jalaluddin, Filsafat Pendidikan Islam dari Zaman ke Zaman, (Cet. I, Jakarta: 
Rajawali, 2017), hlm. 99.
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pendidikan itu berkembang dan berproses bersama-sama dengan proses 
perkembangan hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Manusia juga 
merupakan makhluk Allah yang memiliki sifat manusiawi yang bernilai 
positif dan negatif.202

Pada zaman perkembangan manusia itu masih dalam taraf sangat 
sederhana atau primitif, maka pendidikan hanya semata-mata sebagai 
pewarisan kebudayaan dari nenek moyang saja. Seperti misalnya pada 
masyarakat petani, nelayan, ataupun pemburu, mereka sudah merasa 
puas, bila telah mengajarkan kepada anaknya, cara-cara bercocok tanam, 
menangkap ikan, berburu, dan lain-lainnya. Namun, dengan adanya 
kemajuan zaman, kemajuan kebudayaan, kemajuan ilmu pengetahuan, 
dan teknologi. Maka, pendidikan seperti di atas, masih belum cukup, 
bahkan masih sangat jauh dari cukup.

Adapun penyebabnya adalah karena pendidikan itu bukan lagi 
sekadar pewarisan nilai-nilai budaya bangsa, dari satu generasi ke 
generasi berikutnya, namun pendidikan juga merupakan suatu cara 
untuk mengembangkan pribadi dan sosial anak. Agar dengan demikian, 
anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan juga dapat 
memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks dan beraneka 
ragam. Itulah sebabnya pendidikan itu selalu mengalami perkembangan 
dan pembaruan dari masa ke masa, baik dalam bentuk, isi, maupun 
caranya, yang dilaksanakan dalam lembaga formal, nonformal, maupun 
informal.

Bilamana kita bertanya, mengapa manusia dalam proses hidup 
dan kehidupannya membutuhkan pendidikan? Seperti juga pernah 
dikemukakan oleh Aristoteles bahwa kita tidak akan dapat menjawab 
apakah pendidikan itu. Bilamana tidak diketahui, mengapa perlu 
pendidikan dan apa yang dijamin oleh pendidikan. 

Kalau kita amati saksama keadaan bayi pada saat dilahirkan, 
akan kita saksikan bahwa mereka dalam keadaan yang sangat lemah 
dan serba tidak berdaya. Hampir seluruh hidup dan kehidupannya, 
hanya menggantungkan diri kepada orang lain. Kalau seandainya anak 
tersebut tidak diberi minum atau makan oleh ibunya, ia pasti akan mati. 
Demikian pula kalau dia tidak diberi bimbingan dan pendidikan, baik 

202Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis, 
(Cet. I, Jakarta: Ciputat Pers, 2012), hlm. 12.
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pendidikan jasmani maupun rohani yang berupa pendidikan intelek, 
susila, sosial, agama, dan lain-lain, maka anak tersebut tidak akan 
dapat berbuat sesuatu. Dalam uraian di atas maka tepat sekali apa 
yang dikemukakan oleh Emmanuel Kant bahwa manusia dapat menjadi 
manusia karena pendidikan.

Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa bilamana anak 
tidak mendapatkan pendidikan, mereka tidak akan menjadi manusia 
yang sebenarnya, dalam arti tidak akan sempurna hidupnya dan tidak 
akan dapat memenuhi fungsinya sebagai manusia yang berguna dalam 
hidup dan kehidupannya.

Manusia jika ditinjau dari segi biologis, sebenarnya ada segi-segi 
persamaan dengan binatang, bahkan manusia dimasukkan dalam 
golongan binatang menyusui. Namun di samping itu, manusia 
mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan binatang, yakni 
manusia memiliki berbagai macam potensi dan kemampuan dasar 
(fitrah) yang telah dibawa semenjak lahir seperti kemampuan untuk 
berpikir, berkreasi, beragam, beradaptasi dengan lingkungannya, dan 
sebagainya. 

Dari uraian tersebut, jelas bahwa pendidikan itu berusaha untuk 
mengembangkan aspek-aspek kepribadian anak, baik jasmaniah maupun 
rohaniah. Sehingga, dengan pendidikan itu akan tercapai kehidupan 
harmonis, seimbang antara kebutuhan fisik material dengan kebutuhan 
mental spiritual dan antara duniawiyah serta ukharawiyah.

Dalam perkembangan manusia dari zaman ke zaman, menunjukkan 
kepada kita bahwa pada dasarnya manusia itu ingin selalu terpenuhi 
segala kebutuhan hidupnya, secara layak dan dapat hidup sejahtera.

Adapun kebutuhan pokok manusia antara lain sebagai berikut.

1. Kebutuhan biologi atau jasmaniah, yaitu merupakan kebutuhan 
hidup manusia yang primer, seperti makan, tempat tinggal, pakaian, 
dan kebutuhan seksual.

2. Kebutuhan psikis, yaitu kebutuhan rohaniah. Manusia 
membutuhkan adanya rasa aman, dicintai dan mencintai, rasa 
bebas, perasaan untuk dihargai, dan lain sebagainya.

3. Pertumbuhan sosial, yaitu kebutuhan manusia untuk bergaul dan 
berinteraksi dengan manusia yang lain. Karena manusia merupakan 
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makhluk sosial, maka manusia mempunyai pembawaan untuk 
hidup bermasyarakat.

4. Kebutuhan agama (spiritual), yaitu kebutuhan manusia terhadap 
pedoman hidup yang dapat menunjukkan jalan ke arah kebahagiaan 
duniawi dan ukhrawi. Semenjak lahirnya manusia sudah membawa 
fitrah beragama seperti disebutkan dalam QS. Ar-Rum/30:30 
berikut.
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 Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah pada 
fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Tidak 
ada perubahan bagi fitrah Allah yang lurus, tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui. (QS. Ar-Rum/30:30)

 Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa potensi spiritual manusia 
meliputi dimensi, meliputi akidah, akal, akhlak, perasaan, 
keindahan, dan dimensi sosial.203

5. Kebutuhan pedagogis (intelek), yaitu kebutuhan manusia terhadap 
pendidikan. Manusia disebut homo-educandum, yaitu makhluk yang 
harus dididik, oleh karena manusia itu dikategorikan sebagai animal 
educable, yakni sebagai makhluk (sebangsa binatang) yang dapat 
dididik.

 Manusia juga dapat dikatakan sebagai makhluk bertanya atau 
makhluk pencari kebenaran, mencari kebenaran tentang sesuatu 
yang menjadi masalah manusia atau dimasalahkan manusia.204 Dari 
masalah tersebut manusia tersebut akan berpikir dan mencari tahu 
jalan keluar dari masalahnya, maka dari itulah manusia dikatakan 
sebagai makhluk yang intelek.

203Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat, (Cet. I, Jakarta: 
Kharisma Purta Utama, 2014), hlm. 19.

204Didiek Ahmad Supadie, dkk., Pengantar Studi Islam, (Cet. I, Jakarta: Rajawali 
Pers, 2011), hlm. 17.
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B. Pandangan Islam tentang Pendidikan
Agama Islam adalah agama yang universal, yang mengajarkan kepada 
umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, baik duniawi 
maupun ukhrawi. 

Salah satu di antara ajaran Islam tersebut adalah mewajibkan kepada 
umat Islam untuk melaksanakan pendidikan. Oleh karena menurut 
ajaran Islam, pendidikan juga merupakan kebutuhan hidup manusia 
yang mutlak harus dipenuhi, demi untuk mencapai kesejahteraan dan 
kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan pendidikan itu pula manusia 
akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan untuk bekal 
dan kehidupannya. Untuk memajukan kehidupan tersebut, manusia 
diperintahkan belajar terus-menerus sepanjang hidupnya.205

Islam adalah merupakan agama ilmu dan agama akal. Karena Islam 
selalu mendorong umatnya untuk mempergunakan akal dan menuntut 
ilmu pengetahuan, agar dengan demikian mereka dapat membedakan 
mana yang benar dan mana yang salah, dapat menyelami hakikat alam, 
dapat menganalisis pengalaman yang telah dialami oleh umat-umat 
yang telah lalu dengan pandangan ahli-ahli filsafat yang menyebut 
manusia sebagai homo sapiens, yaitu sebagai makhluk yang mempunyai 
kemampuan untuk berilmu pengetahuan.

Allah telah menekankan perlunya orang belajar baca tulis dan 
belajar ilmu pengetahuan. Firman Allah dalam QS. Al-Alaq/96:1–5  
sebagai berikut.
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Bacalah dengan nama Tuhanmu, Yang menciptakan, Dia telah menciptakan 
manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuhanmulah yang paling pemurah, 
yang mengajar dengan perantaraan kalam, Dan mengajarkan pada manusia apa 
yang tidak diketahui. (QS. Al-‘Alaq/96:5)

205Mastuhu, Memperdayakan Sistem Pendidikan Islam, (Cet. I, Jakarta: Logos, 
1999), hlm. 30.
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Dari ayat-ayat tersebut, jelaslah bahwa agama Islam mendorong 
umatnya agar menjadi umat yang pandai, dimulai dengan belajar baca 
tulis dan diteruskan dengan belajar berbagai macam ilmu pengetahuan.

Islam di samping menekankan kepada umatnya untuk belajar juga 
menyuruh umatnya untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain. 
Jadi, Islam mewajibkan umatnya belajar dan mengajar. Melakukan 
proses belajar dan mengajar adalah bersifat manusiawi, yakni sesuai 
dengan harkat dan kemanusiaannya, sebagai makhluk educandus, dalam 
arti manusia itu sebagai makhluk yang dididik dan dapat mendidik. 
Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan hal tersebut, di antaranya QS. 
Al-Maidah/5:67 berikut.
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Wahai rasul, sampaikanlah apa-apa yang telah diturunkan kepadamu dari 
Tuhanmu. Dan jika engkau tidak menyampaikan (tidak berbuat demikian) 
maka berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. (QS. Al-Maidah/5:67)

Hadis Rasulullah Saw. sebagai berikut.

تعلموا وعلموا وتواضعوا لمعلميكم ولينوا لمتعلميكم
Menuntut ilmu pengetahuan itu adalah kewajiban bagi setiap Muslim pria dan 
wanita. (HR. At-Thabrani)
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A. Metode Filsafat Pendidikan Islam
Filsafat pendidikan Islam sebagai bagian dari pengetahuan manusia, 
haruslah mempunyai cara untuk memperolehnya. Cara itu bisa disebut 
dengan metode.206 Kata metode berasal dari kata Yunani methodos, 
sambungan kata depan meta (ialah jalan, mengikuti, sesudah) dan kata 
benda hodos (ialah jalan, perjalanan, cara, arah) kata methodos sendiri 
lalu berarti penelitian, metode ilmiah, hipotesis ilmiah, dan uraian 
ilmiah. Metode ialah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu.207

Tidak sedikit para pakar mengatakan bahwa filsafat adalah upaya 
pencarian kebenaran dan pencerahan. Dari berbagai pencarian itu, 
dapat dilihat berbagai metode yang telah digunakan oleh para filsuf 
guna mendapatkan kebenaran dan pencerahan tersebut.208 Para ahli 
pikir (filsuf) dalam melaksanakan pekerjaannya tidak berbeda dengan 
cara bekerjanya sebuah pabrik, bekerjanya seorang ahli pikir (filosofis) 
adalah berpikir, yaitu mengadakan kegiatan kefilsafatan, sedangkan 
bekerjanya sebuah pabrik menghasilkan proses produksi.209

206Abd. Haris dan Kivah Aha Putra, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 
2012), hlm. 34.

207Kamaruddin Mustamin, Pengantar Filsafat Ilmu dari Sejarah ke Epistemologi, 
(Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 18.

208Akhyar Yusuf Lubis, Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer, hlm. 26.
209Asmoro Achmadi, Filsafat Umum, (Cet. XV, Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 

hlm. 20.
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Filsafat pendidikan Islam juga sebagai bagian dari filsafat Islam, 
maka dalam menganalisis objek materialnya perlu menggunakan 
metode pendekatan yang biasa dipakai dalam filsafat Islam.210 Oleh 
karena filsafat dimulai dengan rasa heran, bertanya, dan memikirkan 
tentang asumsi-asumsi kita yang fundamental, maka kita perlu meneliti 
bagaimana filsafat menjawab persoalan-persoalan tersebut.211 Metode-
metode yang biasa digunakan dalam filsafat Islam, antara lain sebagai 
berikut.212

1. Metode spekulatif dan kontemplatif, yang merupakan metode 
utama dalam setiap cabang filsafat. Dalam sistem filsafat Islam 
disebut tafakur. Baik kontemplatif maupun tafakur adalah berpikir 
secara mendalam dan dalam situasi yang tenang, sunyi, untuk 
mendapatkan kebenaran tentang hakikat sesuatu yang dipikirkan. 
Oleh karenanya, berkaitan dengan masalah-masalah yang abstrak, 
misalnya hakikat hidup menurut Islam, hakikat Iman, Islam, sifat 
Tuhan, takdir, malaikat, dan sebagainya.

2. Pendekatan normatif. Norma, artinya nilai, juga berarti aturan atau 
hukum-hukum. Norma menunjukkan keteraturan suatu sistem, 
nilai juga menunjukkan baik buruk, berguna tidak bergunanya 
sesuatu. Norma juga akan menunjukkan arah gerak sesuatu 
aktivitas.

3. Menurut filsafat Islam, sumber nilai adalah Tuhan dan semua 
bentuk norma akan mengarahkan manusia kepada Islam. 
Pendekatan normatif dimaksudkan adalah mencari dan 
menetapkan aturan-aturan dalam kehidupan nyata, dalam filsafat 
Islam bisa disebut sebagai pendekatan syariah, yaitu mencari 
ketentuan dan menetapkan ketentuan tentang apa yang boleh 
dan yang tidak boleh menurut syariat Islam. Objeknya adalah 
berkaitan dengan tingkah laku dan amal perbuatan metode ijtihad 
dalam fiqh seperti istihsan, maslahah mursalah, al-‘adah muhakkamah, 
adalah contoh-contoh metode normatif ini dalam sistem filsafat 
Islam.

210Abd.Haris dan Kivah Aha Putra, Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 35.
211Juhaya S. Praja, Aliran-Aliran Filsafat dan Etika (Cet. II, Jakarta: Kencana, 

2005), hlm. 19.
212Abd.Haris dan Kivah Aha Putra, Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 35–38.
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4. Analisis konsep, yang disebut sebagai analisis bahasa. Konsep, 
berarti tangkapan atau pengertian seseorang terhadap sesuatu 
objek. Pengertian seseorang selalu berkaitan dengan bahasa, sebagai 
alat untuk mengungkapkan pengertian tersebut. Pengertian tentang 
suatu objek dirumuskan dalam bentuk definisi yang menggunakan 
bahasa atau kalimat tertentu. Kata-kata, kalimat, dan bahasa pada 
hakikatnya merupakan kumpulan dari pengertian-pengertian dari 
konsep-konsep. Konsep seseorang tentang sesuatu objek berbeda 
antara satu dengan lainnya, dan konsep ini pun dibatasi oleh waktu 
dan tempat, Al-Qur’an dan Hadis-hadis Nabi juga menggunakan 
bahasa manusia, yang berarti juga merupakan kumpulan dari 
konsep-konsep yang bisa dimengerti oleh manusia.

5. Pendekatan historis. Histori artinya sejarah, yaitu mengambil 
pelajaran dari peristiwa dan kejadian masa lalu. Suatu kejadian atau 
peristiwa dalam pandangan kesejarahan terjadi karena hubungan 
sebab akibat, dan terjadi dalam suatu setting situasi kondisi 
dan waktunya sendiri-sendiri. Dalam sistem pemikiran filsafat, 
pengulangan sejarah (peristiwa sejarah) yang sesungguhnya tidak 
mungkin terjadi. Peristiwa sejarah berguna untuk memberikan 
petunjuk dalam membina masa depan. Dengan demikian, peristiwa-
peristiwa sejarah banyak manfaatnya untuk pendidikan.

6. Pendekatan ilmiah terhadap masalah aktual, yang pada hakikatnya 
merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari pola berpikir 
rasional, empiris, dan eksperimental yang telah berkembang 
pada masa jayanya filsafat dalam Islam. Pendekatan ini tidak lain 
merupakan realisasi dari ayat Al-Qur’an yang menyatakan bahwa:

سِهِمْ...
ُ
نْف

َ
رُوْا مَا بِأ وْمٍ حَتَّى يُغَيِّ

َ
رُ مَا بِق ا يُغَيِّ

َ
 ل

َّ
 الل

َّ
...إِن

 Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, sehingga kaum itu 
sendirilah yang berusaha untuk mengubahnya. (QS. Ar-Ra’d/13:11)

 Usaha mengubah keadaan atau nasib, tidak mungkin bisa terlaksana 
kalau seseorang tidak memahami permasalahan-permasalahan 
aktual yang dihadapinya. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha 
untuk mengubah dan mengarahkan keadaan atau nasib tersebut. 
Ini adalah problem pokok filsafat pendidikan Islam masa sekarang.
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7. Dalam sistem filsafat Islam, pernah pula berkembang pendekatan 
yang sifatnya komprehensif dan terpadu, antara sumber-sumber 
naqli, aqli, dan imani, sebagaimana yang nampak dikembangkan oleh 
Al-Gazali. Menurut Al-Gazali, kebenaran yang sebenarnya, yaitu 
kebenaran yang diyakininya betul-betul merupakan kebenaran. 
Kebenaran yang mendatangkan keamanan dalam jiwa, bukan 
kebenaran yang mendatangkan keragu-raguan. Untuk mencapai 
kebenaran yang benar-benar diyakini, harus melalui pengalaman 
dan merasakan. Pendekatan ini, lebih mendekati pola berpikir yang 
empiris dan intuitif.213

B. Peranan Filsafat Pendidikan Islam
Filsafat Pendidikan Islam sebagai bagian atau komponen dari suatu 
sistem, ia memegang dan mempunyai peranan tertentu pada sistem 
di mana ia merupakan bagiannya. Sebagai cabang ilmu pengetahuan, 
maka ia berperan dalam pengembangan ilmu yang menjadi induknya. 
Filsafat pendidikan Islam, sebagai bagian dari filsafat Islam dan sekaligus 
juga sebagai bagian dari ilmu pendidikan. Dengan demikian, filsafat 
pendidikan Islam berperan dalam mengembangkan filsafat Islam, dan 
memperkaya filsafat Islam dengan konsep-konsep dan pandangan-
pandangan filosofis dalam bidang kependidikan. Ilmu pendidikan pun 
akan dilengkapi dengan teori-teori kependidikan yang bersifat filosofis 
Islami.

Secara praktis (dalam praktiknya), filsafat pendidikan Islam banyak 
berperan dalam memberikan alternatif-alternatif pemecahan berbagai 
macam problem yang dihadapi oleh pendidikan Islam, dan memberikan 
pengarahan terhadap perkembangan pendidikan Islam.

1. Pertama-tama filsafat pendidikan Islam, menunjukkan problem yang 
dihadapi oleh pendidikan Islam, sebagai hasil dari pemikiran yang 
mendalam, dan berusaha untuk memahami duduk masalahnya. 
Dengan analisis filsafat, maka filsafat pendidikan Islam bisa 
menunjukkan alternatif-alternatif pemecahan masalah tersebut, 
yang mana yang paling efektif, maka dilaksanakan alternatif 
tersebut dalam praktik kependidikan.

213Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 
hlm. 131–134.
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2. Filsafat pendidikan Islam, memberikan pandangan tertentu tentang 
manusia (menurut Islam). Pandangan tentang hakikat manusia 
tersebut berkaitan dengan tujuan hidup manusia dan sekaligus juga 
merupakan tujuan pendidikan menurut Islam. Filsafat pendidikan 
berperan untuk menjabarkan tujuan umum pendidikan Islam 
tersebut dalam bentuk-bentuk tujuan khusus yang operasional. 
Tujuan yang operasional ini berperan untuk mengarahkan secara 
nyata gerak dan aktivitas pelaksanaan pendidikan.

3. Filsafat pendidikan Islam dengan analisisnya terhadap hakikat 
hidup dan kehidupan manusia, berkesimpulan bahwa manusia 
mempunyai potensi pembawaan yang harus ditumbuhkan dan 
dikembangkan. Filsafat pendidikan Islam menunjukkan bahwa 
potensi pembawaan manusia tidak lain adalah sifat-sifat Tuhan, 
atau al-Asma’ al-Husna, dan dalam mengembangkan sifat-sifat Tuhan 
tersebut dalam kehidupan konkret, tidak boleh mengarah kepada 
menodai dan merendahkan nama serta sifat Tuhan tersebut. Hal ini 
akan memberikan penunjukan pembinaan kurikulum yang sesuai 
dan pengaturan lingkungan yang diperlukan.

4. Filsafat pendidikan Islam, dalam analisisnya terhadap masalah-
masalah pendidikan Islam masa kini yang dihadapinya, akan 
dapat memberikan informasi apakah proses pendidikan Islam 
yang berjalan selama ini mampu mencapai tujuan pendidikan 
Islam yang ideal atau tidak. Dapat merumuskan di mana letak 
kelemahannya, dan dengan demikian bisa memberikan alternatif-
alternatif perbaikan dan pengembangannya.

Dengan demikian, peranan filsafat pendidikan Islam, menuju ke 
dua arah, yaitu ke arah pengembangan konsep-konsep filosofis dari 
pendidikan Islam, yang secara otomatis akan menghasilkan teori-
teori baru dalam ilmu pendidikan Islam, dan ke arah perbaikan serta 
pembaruan praktik dan pelaksanaan pendidikan Islam.214

214Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 
hlm. 134–136.
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A. Perkembangan Pemikiran Filsafat Pendidikan Islam
Pemikiran pendidikan Islam adalah serangkaian proses kerja akal dan 
qalbu yang dilakukan secara sungguh-sungguh dalam melihat berbagai 
persoalan yang ada di dalam pendidikan Islam dan berupaya untuk 
membangun sebuah paradigma.215 Dalam catatan sejarah eksistensi 
pendidikan Islam telah ada sejak Islam pertama kali diturunkan. Ketika 
Rasulullah Saw. mendapat perintah Allah Swt. untuk menyebarluaskan 
ajaran Islam maka apa yang dilakukannya jelas masuk dalam kategori 
pendidikan.216 

Pemikiran pendidikan yang tampak pada dua sumber utama 
pendidikan Islam ini bukanlah pemikiran pendidikan seperti dipahami 
dalam pemikiran pendidikan modern, tetapi pemikiran pendidikan yang 
bercampur dengan pemikiran politik, ekonomi, sosial, dan sejarah yang 
keseluruhannya membentuk kerangka umum ideologi Islam.217

Dalam perkembangannya, filsafat Islam telah melahirkan 
pemikiran-pemikiran yang khas dalam berbagai bidang hidup dan 

215A. Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam, (Cet. III, Jakarta: Amzah, 2015), 
hlm. 3.

216Ibid., hlm. 5.
217Ibid., hlm. 25.
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kehidupan manusia dan dalam hubungannya dengan Tuhan dan alam 
semesta. Perkembangan pula berbagai macam sistem berpikir yang 
bercorak filsafat. Macam-macam sistem berpikir yang menghasilkan 
bermacam-macam pula pandangan filsafat dalam masalah hidup dan 
kehidupan manusia itu, sedikit banyaknya tentu berpengaruh dalam 
pendidikan atau setidaknya memberikan contoh tertentu terhadap 
pelaksanaan pendidikan.218

Dalam bidang filsafat ketuhanan atau teologi berkembang ilmu 
kalam dengan berbagai macam pola pemikirannya dari pola pemikiran 
tradisionalis yang bersifat skolastik, yang mengembangkan paham 
Jabariyah disempurnakan oleh Asy’ariyah sampai kepada mereka yang 
menamakan dirinya ahlu sunnah wal jama’ah, berlawanan dengan itu 
perkembangan pola pemikiran rasional, dengan bertolak dari pandangan 
Qadariyah sebagaimana yang dikembangkan oleh aliran Mu’tazilah 
yang kemudian dikembangkan oleh para umumnya filsuf-filsuf Islam. 
Timbul pula aliran ilmu kalam yang mempunyai pola pikir yang bersifat 
memadukan antara pola pikir tradisionalis dengan pola pikir rasional, 
sebagaimana yang tampak pada aliran Maturidiyah, di samping aliran 
teologi Islam yang mempunyai corak khusus sebagaimana yang 
dikembangkan oleh golongan Syiah.219 

Di antara pandangan filosofis yang masuk ke dalam dunia Islam 
tentang hakikat manusia yang juga diterima serta dikembangkan di 
kalangan umat Islam adalah pandangan Jabariyah dan Qadariyah. 
Pandangan Jabariyah berpendapat bahwa pada hakikatnya manusia itu 
bersifat ijbar, segala perbuatannya adalah terpaksa dikerjakan. Manusia 
hanya sekadar pelaksana dari kehendak dan perbuatan Tuhan. Manusia 
tidak menguasai perbuatan-perbuatannya dan tidak menentukan sendiri 
serta tidak ada pilihan lain.220 Meskipun demikian, manusia tetap 
mendapat pahala atau siksa karena perbuatan baik atau jahat yang 
dilakukannya. Paham bahwa perbuatan yang dilakukan manusia adalah 
sebenarnya perbuatan Tuhan tidak menafikan adanya pahala dan siksa.221

218Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 20), hlm. 
137.

219Zuhairini, dkk., Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 
hlm. 116.

220Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 137
221Rahmi Damis, Pengantar Ilmu Kalam, (Cet. I, t.th.: Ummu Qalam Press, 

2010), hlm. 15.
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Berbeda dengan pandangan Jabariyah tersebut, pandangan 
Qadariyah berpendapat bahwa manusia menguasai perbuatan-
perbuatannya. Manusia mempunyai hak dan kuasa untuk menentukan 
pilihan, manusia memiliki freedom of will.222 Paham Qadariyah sangat 
relevan dengan kondisi pendidikan masa kini yang membutuhkan 
penalaran logis dari setiap permasalahan yang dihadapi manusia dewasa 
ini. Pola penalaran yang rasional dan sistematis merupakan kaidah yang 
ditempuh sistem pendidikan Islam dalam menciptakan kreasi-kreasi 
yang tepat guna.223

Kedua aliran pandangan tersebut tentunya akan memberikan 
pengaruh pendidikan yang berbeda di kalangan umat Islam. Pandangan 
pertama (Jabariyah) mengandung implikasi yang negatif terhadap 
pendidikan, yaitu manusia akan bersikap pasif terhadap pendidikan, 
yaitu manusia.224 Pandangan kedua (Qadariyah) dalam konteks 
pendidikan Islam, manusia dipandang sebagai makluk yang mempunyai 
kemampuan jiwa dan raga menata masa depannya. Hal tersebut sejalan 
dengan prinsip agama Islam itu sendiri yang mendorong manusia untuk 
mencari pembuktian melalui penelitian, berpikir dan merenungkan 
gejala-gejala alam sebagai mediasi beribadah kepada Tuhan.225

Masuknya kedua aliran paham tersebut ke dunia Islam ternyata 
menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya perpecahan di kalangan 
umat Islam.226 

Selanjutnya, filsuf Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu 
Sina, Ibnu Rusyd, dan sejumlah tokoh lainnya merupakan bukti dari 
perkembangan filsafat di dunia Islam. Menjelang abad ke-11, Ibnu 
Sina telah menjadi simbol filsafat Yunani di belahan Timur dunia 
Muslim. Ibnu Rusyd menulis tiga macam komentar tentang karya-karya 
Aristoteles, pada umumnya disebut sebagai yang panjang, yang sedang 
dan yang pendek. Selain komentar-komentar ini, menurut Majid Fakhri, 
Ibnu Rusyd menulis sederetan karya-karya orisinal yang bertujuan 

222Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 1.
223Nasir A. Baki, Filsafat Pendidikan Islam, (Cet. I, Makassar: Alauddin University 

Press: 2013), hlm. 238.
224Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 1.
225Nasir A. Baki, Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 238.
226Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 1.
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untuk memperlihatkan betapa jauh Al-Farabi dan Ibnu Sina dari ajaran 
murni Aristoteles.227

Perkembangan pemikiran filsafat seakan berjalan dalam sebuah 
siklus zaman. Berputar dalam lingkungan perjalanan sejarah. Awalnya 
bergerak naik. Di periode ini muncul pemikiran-pemikiran filosofis 
yang semua baru. Terus berkembang sehingga mencapai titik “jenuh”. 
Saat sudah mencapai titik kombinasi puncak ini, terobosan-terobosan 
baru jarang atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Mulai terjadi stagnasi 
kemudian menurun, dan kembali ke pemikiran-pemikiran besar masa-
masa awal.228

B. Pemikiran-pemikiran Baru dalam Pendidikan Islam
Dalam kehidupan manusia, pandangan filosofis yang sufistik dan 
pandangan filosofis yang rasional. Ternyata pandangan filosofis yang 
sufistik mendapatkan tempat dan dukungan dari umat Islam di bagian 
Timur, sedangkan pandangan filosofis yang rasionalistis berkembang 
dan mendapatkan dukungan pada umat Islam di bagian Barat wilayah 
Islam.229

Terjadinya penjajahan Barat atas dunia Timur terjadilah penjajahan 
terhadap dunia Islam oleh dunia Barat, yang berarti pandangan filosofis 
rasional yang pernah dikembangkan oleh umat Islam mengalahkan 
pandangan filosofis sufistik yang juga dikembangkan oleh umat Islam.230

Selanjutnya, diungkapkan oleh M.M. Syarif, bahwa pikiran Islam 
menurun setelah abad ke-13 dan terus lemah sampai abad ke-18. 
Namun demikian, dijelaskan juga bahwa pada abad ke-19 mulailah dunia 
Islam bergeliat bangkit dari ketertinggalan ditandai dengan munculnya 
pemikiran pembaruan dalam dunia Islam, seperti Muhammad Ali Pasya 
di Mesir, Gerakan Muda di Turki, dan lain-lain.

Di antara sebab yang melemahkan pikiran di alam Islam tersebut, 
antara lain, dilukiskan oleh M.M. Syarif sebagai berikut.231

227Jalaluddin, Filsafat Pendidikan Islam dari Zaman ke Zaman, hlm. 27.
228Ibid., hlm. 25.
229Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 1.
230Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara: 2008), hlm. 1
231Ibid., hlm. 1.
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1. Telah berkelebihan filsafat Islam yang dimasukkan oleh Al-
Gazali dalam alam Islami di Timur dan berkelebihan pula Ibnu 
Rusyd dalam memasukkan filsafat Islamnya di Barat. Al-Gazali 
dengan filsafat Islamnya menuju ke arah bidang ruhaniyah hingga 
menghilang ia ke dalam mega alam tasawuf. Ibnu Rusyd dengan 
filsafat Islamnya menuju ke arah yang bertentangan dengan Al-
Gazali. Maka, Ibnu Rusyd dengan filsafatnya menuju ke jurang 
materialisme. Gazali mendapat sukses di Timur hingga pendapat-
pendapatnya merupakan satu aliran yang terpenting. Ibnu Rusyd 
mendapat sukses di Barat hingga pikiran-pikirannya menjadi 
pemimpin yang penting bagi alam pikiran Barat.

2. Umat Islam, terutama para pemerintahnya (khalifah, sultan, 
amir-amir) melalaikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan 
tidak memberi kesempatan untuk berkembangnya. Kalau pada 
mulanya para pemegang pemerintahan sangat memperhatikan 
perkembangan ilmu pengetahuan, dengan memberikan 
penghargaan yang tinggi kepada para ahli ilmu pengetahuan. 
Maka, pada masa menurun dan melemahnya kehidupan umat 
Islam ini, para ahli ilmu pengetahuan umumnya terlibat dalam 
urusan-urusan kepemerintahan, sehingga melupakan usaha 
pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Terjadi pemberontakan-pemberontakan yang dibarengi dengan 
serangan dari luar sehingga menimbulkan kehancuran-kehancuran 
yang akibatnya berhentinya kegiatan ilmu pengetahuan dan 
kebudayaan di dunia Islam.

Pada akhir abad ke-19 mulailah kebangkitan pikiran Islam yang 
dimulai oleh Jamaluddin Al-Afghani yang menjadikan Mesir sebagai 
pusat kegiatannya. Di India muncul Sayyid Akhmad Khan yang 
mengadakan gerakan yang sama dengan gerakan Jamaluddin. Muncul 
pemikiran pembaruan dalam dunia Islam seperti Muhammad Ali Pasya 
di Mesir serta gerakan Turki Muda di Turki, dan lain-lain.232

Muhammad Abduh merupakan salah seorang tokoh pembaruan 
dalam Islam. Menurut Prof. Dr. Harun Nasution, pemikiran Muhammad 
Abduh tentang pembaruan tersebut banyak dipengaruhi oleh ide-ide 

232Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 1.
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gurunya, Jamaluddin Al-Afghani. Karya-karya Muhammad adalah yang 
pertama dalam Islam dengan pandangan modernistis.233

Pengaruh Jamaluddin Al-Afghani, antara lain, terlihat ketika 
Muhammad Abduh melakukan gerakan pembaruan dalam pendidikan 
Islam di Mesir. Ia cenderung menggunakan metode yang didasarkan 
pada filsafat rasionalis. Pendidikan agama yang berkaitan dengn tauhid 
dijelaskannya dengan pendekatan nalar, seperti yang diperolehnya dari 
Al-Afghani. Jauh berbeda dengan metode hafalan yang seakan sudah 
terbakukan dengan sistem pendidikan di Mesir semasa itu.

Dalam kurikulum pendidikannya Muhammad Abduh memasukkan 
materi pelajaran yang berbeda dari kurikulum Al-Azhar, maupun 
sekolah-sekolah Islam yang diselenggarakan ketika itu. Ia memasukkan 
materi pelajaran seperti ilmu hisab (matematika), aljabar, sejarah Islam, 
karang-mengarang, ilmu bahasa, dasar-dasar ilmu hitung, dan geografi.

Dalam pandangan tokoh orientalis seperti M. Michel, jasa 
Muhammad Abduh tidak dapat dianggap kecil. Menurutnya, 
Muhammad Abduh mampu menyatukan agama dan pengetahuan. 
Pemikiran pembaruan pendidikan yang dilakukan Muhammad Abduh 
adalah sebuah rintisan untuk menghapus pandangan dikotomis dalam 
pendidikan Islam.234

233Jalaluddin, Filsafat Pendidikan Islam dari Zaman ke Zaman, hlm. 192.
234Ibid., hlm. 197.
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A. Pengertian Pendidikan Islam
Dalam konsep filosofis pendidikan adalah suatu aktivitas untuk 
mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan 
seumur hidup. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya berlangsung 
di dalam kelas, tetapi berlangsung pula di luar kelas. Pendidikan bukan 
berarti sifat formal saja, tetapi mencakup pula yang nonformal.

Secara umum pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia 
untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam 
masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian, bagaimanapun 
sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi 
atau berlangsung suatu proses pendidikan. Oleh karena itu, sering 
dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. 
Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan 
hidupnya.235

Falsafah pendidikan tidak lain ialah pelaksanaan pandangan falsafah 
dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan. Filsafat itu mencerminkan 
satu segi dari segi-segi pelaksanaan falsafah umum dan menitikberatkan 
kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang 

235Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 149.
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menjadi dasar dari falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-
masalah pendidikan secara praktik.236

Al-Syaibany mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah proses 
mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, 
masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara 
pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi di 
antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.237

Yusuf Al-Qardawi menyatakan pendidikan Islam adalah sebagai 
pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan 
jasmaninya, akhlak dan keterampilannya, serta menyiapkan untuk 
menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, 
manis dan pahitnya.238

Muhammad Fadly Al-Jamali mendefinisikan pendidikan Islam 
sebagai upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak peserta 
didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi 
dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut diharapkan akan 
terbentuk pribadi peserta didik yang sempurna, baik yang berkaitan 
dengan potensi akal, perasaan, maupun perbuatannya.239

Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu 
kepada term al-tarbiyah, al-ta’dib,dan al-ta’lim. Dari ketiga istilah tersebut, 
term yang populer digunakan dalam praktik pendidikan Islam ialah 
term al-tarbiyah, sedangkan term al-ta’dib dan al-ta’lim jarang sekali 
digunakan. Padahal kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal 
pertumbuhan pendidikan Islam.240

B. Dasar Pendidikan Islam
Sebagai aktivitas yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pembinaan 
kepribadian, tentunya pendidikan Islam memerlukan landasan kerja 

236Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, (Cet. I, 
Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 30.

237Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan, (Cet. I, Jakarta: Ciputat Press, 2002), 
hlm. 31.

238Rosmiaty Aziz, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. I, Gowa: Pustaka Almada, 2017), 
hlm. 18.

239Nuryamin, Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 17.
240Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan, (Cet. I, Jakarta: Ciputat Press, 2002), 

hlm. 25.
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untuk memberi arah bagi programnya. Sebab dengan adanya dasar 
juga berfungsi sebagai sumber semua peraturan yang akan diciptakan 
sebagai pegangan langkah pelaksanaan dan sebagai jalur langkah yang 
menentukan arah usaha tersebut.

Dasar pelaksanaan pendidikan Islam terutama adalah Al-Qur’an 
dan Hadis. Dijelaskan dalam QS. Asy-Syura/48:52 berikut.

ُ
اِيْمَان

ْ
ا ال

َ
بُ وَل

ٰ
كِت

ْ
تَ تَدْرِيْ مَا ال

ْ
ن
ُ
مْرِنَاۗ مَا ك

َ
نْ ا يْكَ رُوْحًا مِّ

َ
وْحَيْنَآ اِل

َ
لِكَ ا

ٰ
ذ

َ
 وكَ

ى صِرَاطٍ
ٰ
اِل تَهْدِيْٓ 

َ
ل وَاِنَّكَ  شَاءُۤ مِنْ عِبَادِنَاۗ 

َّ
بِهٖ مَنْ ن نُوْرًا نَّهْدِيْ  نٰهُ 

ْ
كِنْ جَعَل

ٰ
 وَل

قِيْمٍۙ
َ
سْت مُّ

Dan demikian kami wahyukan kepadamu wahyu dengan perintah kami. 
Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-kitab dan tidak pula 
mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Qur’an itu cahaya yang 
kami beri petunjuk dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba 
kami dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang 
benar. (QS. Asy-Syura/42:52)

Hadis Nabi Muhammad Saw. yang artinya sebagai berikut. 

Sesungguhnya orang mukmin yang paling dicintai oleh Allah ialah orang yang 
senantiasa tegak dan taat kepadanya dan memberikan nasihat kepada hambanya, 
sempurna akal pikirannya, serta nasihati pula akan dirinya sendiri, menaruh 
perhatian serta mengamalkan ajarannya selama hayatnya, maka beruntung dan 
memperoleh kemenangan ia. 

Dari ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi di atas dapat diambil titik 
relevansinya dengan atau sebagai dasar pendidikan agama mengingat 
terdapat hal berikut.

1. Bahwa Al-Qur’an diturunkan kepada umat manusia untuk memberi 
petunjuk ke arah jalan yang lurus dalam arti memberi bimbingan 
dan petunjuk ke arah jalan yang diridai Allah Swt.

2. Menurut Hadis Nabi bahwa di antara sifat orang mukmin ialah 
saling menasihati untuk mengamalkan ajaran Allah, yang dapat 
diformulasikan sebagai usaha atau dalam bentuk pendidikan Islam.

3. Al-Qur’an dan Hadis tersebut menerangkan bahwa Nabi adalah 
benar-benar pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus, hingga beliau 
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memerintahkan kepada umatnya agar saling memberi petunjuk, 
memberi bimbingan, penyuluhan, dan pendidikan Islam.241

Menetapkan Al-Qur’an dan Hadis sebagai dasar pendidikan Islam 
bukan hanya dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan kepada 
keimanan semata. Namun, justru karena kebenaran yang terdapat kedua 
dasar tersebut dapat diterima oleh nalar manusia dan dapat dibuktikan 
dengan sejarah atau pengalaman kemanusiaan. Sebagai pedoman, Al-
Qur’an tidak ada keraguan padanya (QS. Al-Baqarah/2:2). Ia tetap 
terpelihara kesucian dan kebenarannya (QS Ar-Ra’d/15:9), baik dalam 
pembinaan aspek kehidupan spiritual maupun aspek sosial budaya dan 
pendidikan. Demikian dengan kebenaran hadis sebagai dasar kedua 
bagi pendidikan Islam. Secara umum, hadis dipahami sebagai segala 
sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw., baik berupa perkataan, 
perbuatan, serta ketetapannya. Kepribadian Rasul sebagai uswatun 
hasanah, yaitu contoh tauladan yang baik (QS. Al Ahzab/33:21). Oleh 
karena itu, pelakunya senantiasa terpelihara dan dikontrol oleh Allah 
Swt. (QS. An-Najm/53:34).

Dalam pendidikan Islam, sunah Rasul mempunyai dua fungsi, 
yaitu sebagai berikut.

1. Menjelaskan sistem pendidikan Islam yang yang terdapat dalam Al-
Qur’an dan menjelaskan hal-hal yang tidak terdapat di dalamnya.

2. Menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan Rasulullah 
bersama sahabat, perlakuannya terhadap anak-anak, dan pendidikan 
keimanan yang pernah dilakukannya.242

Ijtihad dalam pendidikan Islam dipandang sangat penting seiring 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya yang 
berkaitan langsung dengan aspek pendidikan Islam itu sendiri. Oleh 
karena itu, dalam upaya merumuskan hakikat pendidikan Islam, maka 
menjadi suatu yang sangat urgen bagi para ahli untuk mengembangkan 
pendidikan Islam di masa yang akan datang dan menyesuaikan dengan 
kemajuan dan perkembangan zaman, sehingga pendidikan Islam tidak 
mengabsahkan sesuatu yang tidak sejalan dengan Al-Qur’an dan Sunah 
serta tidak terjebak dengan justifikasi terhadap khazanah pemikiran 
orientalis dan sekularis.

241Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 153–154.
242Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan, hlm. 31.
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Ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber dari Al-Qur’an 
dan Hadis yang diolah oleh akal yang sehat dari para ahli pendidikan 
Islam. Ijtihad tersebut haruslah dalam hal-hal yang berhubungan 
langsung dengan kebutuhan hidup di suatu tempat pada kondisi dan 
situasi tertentu. Teori-teori pendidikan baru hasil ijtihad harus dikaitkan 
dengan ajaran Islam dan kebutuhan hidup.

Pergantian dan peradaban zaman terutama karena kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bermuara kepada perubahan 
kehidupan sosial telah menuntut ijtihad dalam bentuk penelitian 
dan pengkajian kembali prinsip-prinsip ajaran Islam, apakah ia boleh 
ditafsirkan dengan yang lebih serasi dengan lingkungan dan kehidupan 
sosial sekarang? Kalau ajaran dan prinsip, yang tidak boleh diubah, 
maka lingkungan dan kehidupan sosial-lah yang perlu diciptakan dan 
disesuaikan dengan prinsip itu. Sebaliknya, jika dapat ditafsirkan, 
ajaran-ajaran itulah yang menjadi lapangan ijtihad.243

C. Tujuan Pendidikan Islam
Tujuan adalah dunia cita, yakni suasana ideal yang ingin diwujudkan. 
Dalam tujuan pendidikan suasana ideal itu tampak pada tujuan akhir 
(ultimate aims of education). Tujuan akhir biasanya dirumuskan secara 
padat dan singkat, seperti terbentuknya kepribadian Muslim serta 
kematangan dan integritas sempurna pribadi. 

Dalam rangka mencapai suasana ideal, mengambil kekuatan 
pendidikan itu tidak cukup hanya berkiblat pada tujuan akhir atau 
ultimate aim education, sebab ia belum merupakan suatu gambaran makna 
yang jelas. Ia masih sangat normatif, sehingga tidak operatif. Oleh sebab 
itu, perlu penjabaran lebih terperinci ke dalam bagian-bagian tertentu. 
Bagian-bagian itu dalam ilmu pendidikan dikenal dengan istilah tujuan 
khusus atau tujuan sementara atau cardinal principles of education (Herbert 
Spencer). Spencer mengemukakan tujuan khusus yang meliputi:244

1. health;

2. command of the fundamental processes, notably the three R’S;

243Nuryamin, Filsafat Pendidikan Islam, (Cet. I, Makassar: Alauddin University 
Press, 2014), hlm. 155–156.

244Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 160.
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3. worthy home membership;

4. vocation;

5. civic functions;

6. worthy use of leisure time; dan

7. ethical character.

Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasy, tujuan pendidikan Islam 
yaitu sebagai berikut.

1. Untuk membantu manusia dalam hal pembentukan akhlak yang 
mulia.

2. Menumbuhkan roh ilmiah pada pelajaran, memuaskan hati untuk 
mengetahui ilmu pengetahuan.

3. Sebagai bekal atau persiapan untuk kehidupan di dunia dan di 
akhirat kelak.

4. Menyiapkan pelajar agar dapat menjadi profesional dalam suatu 
profesi tertentu di samping ia tetap menjaga dan memelihara 
sendi-sendi kerohanian dan keagamaan. 

5. Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi 
pemanfaatan.

Oleh karena itu, dapat dikemukakan hakikat tujuan pendidikan 
Islam terfokus pada tiga aspek yaitu sebagai berikut.

1. Terbentuknya insan kamil yang memiliki wajah-wajah qur’ani, dalam 
artian beriman, bertakwa, dan berahklak mulia; memiliki kekuatan, 
wawasan, perbuatan, dan kebijaksanaan yang senafas dengan Al-
Qur’an.

2. Terciptanya insan kaffah yang memiliki dimensi-dimensi religius, 
budaya, dan ilmiah.

3. Terwujudnya kesadaran akan fungsi dan tujuan manusia, yaitu 
sebagai hamba, khalifah Allah dan sebagai warasah al-anbiya, serta 
memberikan bekal yang menandai dalam rangka pelaksanaan 
fungsi-fungsi tersebut.245

245Nuryamin, Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 140–141.
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Mohammad Athiyah Al-Abrasyi dalam kajiannya tentang 
pendidikan Islam telah menyimpulkan lima tujuan yang asasi bagi 
pendidikan Islam yang diuraikan dalam “At Tarbiyah Al Islamiyah Wa 
Falsafatuha”, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk membantu pembentukan akhlak adalah jiwa pendidikan 
Islam bahwa mencapai akhlak yang sempurna adalah tujuan 
pendidikan yang sebenarnya.

2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan Islam 
tidak hanya menaruh perhatian pada segi keagamaan saja dan 
tidak hanya segi keduniaan saja, tetapi ia menaruh perhatian pada 
kedua-duanya sekaligus dan ia memandang persiapan untuk kedua 
kehidupan itu sebagai tujuan tertinggi dan terakhir bagi pendidikan.

3. Menumbuhkan ruh ilmiah pada pelajaran dan memuaskan 
keinginan hati untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji 
ilmu sekadar sebagai ilmu. Pada waktu pendidik-pendidik Muslim 
menaruh perhatian kepada pendidikan agama dan akhlak, 
mempersiapkan diri untuk kehidupan dunia dan akhirat, dan 
mempersiapkan untuk mencari rezeki, mereka juga menumbuhkan 
perhatian pada sains, sastra, kesenian dalam berbagai jenisnya, 
sekadar sebagai sains, sastra, dan seni.

4. Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknis, dan perusahaan 
supaya ia dapat menguasai profesi tertentu, supaya dapat ia 
mencari rezeki dalam hidup serta hidup dengan mulia di samping 
memelihara segi kerohanian dan keagamaan.

Pendidikan Islam tidaklah semuanya bersifat agama atau akhlak, 
atau spiritual semata, tetapi menaruh perhatian pada segi pemanfaatan 
pada tujuan-tujuan, kurikulum, dan aktivitasnya. Pendidik-pendidik 
Muslim memandang kesempurnaan manusia tidak akan tercapai, kecuali 
dengan memadukan antara agama dan ilmu pengetahuan atau menaruh 
perhatian pada segi-segi spiritual, akhlak, dan segi-segi kemanfaatan.246

246Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 160.
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A. Konsepsi Islam tentang Pendidikan
Pendidikan Islam adalah upaya atau ikhtiar yang dilakukan oleh si 
pendidik atau terdidik dalam rangka terbentuknya kedewasaan jasmani, 
rohani terdidik sesuai dengan tuntutan ajaran Islam dalam rangka 
kebahagiaan hidup di dunia (duniawi) dan di akhirat (ukhrawi).247

Dalam melaksanakan pendidikan Islam, peranan pendidik sangat 
penting artinya dalam proses pendidikan, karena dia yang bertanggung 
jawab dan menentukan arah pendidikan tersebut. Itulah sebabnya 
Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu 
pengetahuan yang bertugas sebagai pendidik, karena memiliki ilmu 
pengetahuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Pendidik 
mempunyai tugas yang mulia, sehingga Islam memandang pendidik 
mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak 
berilmu dan orang-orang yang bukan sebagai pendidik. Namun, di 
samping itu, orang-orang yang berilmu tidak boleh menyembunyikan 
atau menyimpan ilmu-ilmu yang dimilikinya itu untuk dirinya sendiri, 
melainkan memberikan dan menolong orang lain yang tidak berilmu 
sehingga menjadi berilmu (pandai).248

247Ahmad Syar’i, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Pusaka Firdaus, 2005), hlm. 
127.

248Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 169.
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Penghormatan dan penghargaan Islam terhadap orang-orang yang 
berilmu itu terbukti di dalam QS. Al-Mujadalah/58:11 yang berbunyi:

مَ دَرَجٰتٍۗ
ْ
عِل

ْ
وْتُوا ال

ُ
ذِيْنَ ا

َّ
مْۙ وَال

ُ
مَنُوْا مِنْك

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
ُ ال ّٰ

عِ الل
َ
 يَرْف

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (QS. Al-
Mujadalah/58:11)249

Demikian halnya di dalam QS. Ali Imran/3:187 disebutkan tentang 
keutamaan tugas mengajar itu sebagai berikut.

تُمُوْنَهٗۖ
ْ
ا تَك

َ
اسِ وَل هٗ لِلنَّ نَّ

ُ
ن بَيِّ

ُ
ت
َ
بَ ل

ٰ
كِت

ْ
وْتُوا ال

ُ
ذِيْنَ ا

َّ
ُ مِيْثَاقَ ال ّٰ

 الل
َ

خَذ
َ
  وَاِذْ ا

Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang ahli kitab, 
hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu 
menyembunyikan. (QS. Ali Imran/3:187)250

Orang-orang yang berilmu yang tidak mengajarkan atau 
menyampaikan ilmunya kepada orang lain akan mendapat ancaman 
berat, yakni Allah mengekangnya pada hari kiamat.

Dengan adanya ancaman yang demikian itu, maka sebaliknya orang 
yang senang dan gembira serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai 
pendidik, akan selalu mendapat perlindungan dari Allah dan dicintai 
oleh sesama manusia.

Di dalam hal pendidik Islam ini, Al-Gazali mewajibkan kepada para 
pendidik Islam harus memilik adab yang baik, karena anak-anak didiknya 
selalu melihat pendidiknya sebagai contoh yang harus diikutinya. Dan 
hal ini harus diinsafi oleh pendidik. Mata para anak didik selalu tertuju 
kepadanya dan telinganya selalu mendengarkan tentangnya. Maka, bila 
ia menganggap baik, berarti jelek pula di sisi mereka.

Dengan pendapat tersebut di atas, menunjukkan betapa beratnya 
tugas pendidik itu menurut pandangan Islam. Persyaratan tersebut tidak 
lain bertujuan agar para pendidik dalam memberikan pendidikan kepada 
anak-anak didiknya tidak merugikan pertumbuhan jiwa anak didik dan 

249Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet. II, Jakarta: Forum 
Pelayanan Al-Qur’an, 2013), hlm. 534.

250Ibid., hlm. 75.
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merugikan agama. Secara tidak langsung hal tersebut dapat dimengerti 
bahwa para pendidik mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak 
didiknya dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.251

B. Konsepsi Islam tentang Anak
Pendidikan merupakan bimbingan dan pertolongan secara sadar yang 
diberikan oleh pendidik kepada anak didik sesuai dengan perkembangan 
jasmaniah dan rohaniah ke arah kedewasaan.

Anak merupakan anugerah dari Allah Swt., Tuhan Yang Maha 
Kuasa, di mana kehadirannya merupakan tanggung jawab setiap orang 
tua untuk mendidik dengan baik. Untuk menciptakan masa depan 
yang lebih, salah satu caranya adalah dengan menciptakan anak-anak 
atau generasi muda sebagai aktor dan pionir masa depan. Cerdas dan 
pintar saja tentunya tidak cukup, tetapi juga diperlukan sifat yang 
pantang menyerah, sehat jasmani dan rohani, tanggung jawab memiliki 
harapan dan motivasi tinggi, serta mampu meraih impian masa depan 
yang lebih baik.252

Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

يمجسانه او  ينصرانه  او  يهودانه  فابواه  الفطرة  على  يولد  الا  مولود   مامن 

)رواه مسلم(
Tidaklah anak yang dilahirkan itu kecuali telah membawa fitrah (kecenderungan 
untuk percaya kepada Allah), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan 
anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani Majusi. (HR. Muslim)

Demikian pula firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Rum/30:30 sebagai 
berikut.

َ
ا تَبْدِيْل

َ
يْهَاۗ ل

َ
طَرَ النَّاسَ عَل

َ
تِيْ ف

َّ
ِ ال

ّٰ
اۗ فِطْرَتَ الل

ً
يْنِ حَنِيْف قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

َ
ا
َ
 ف

ۙ
َ

مُوْن
َ
ا يَعْل

َ
رَ النَّاسِ ل

َ
ث
ْ
ك

َ
كِنَّ ا

ٰ
مُۙ وَل يِّ

َ
ق

ْ
يْنُ ال ۗ ذٰلِكَ الدِّ ِ

ّٰ
قِ الل

ْ
ل  لِخَ

251Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 170.
252Jalaluddin, H. Abdullah Idi, Filsafat Pendidikan (Manusia, Filsafat dan 

Pendidikan), (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 211.
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 Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah pada 
fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Tidak 
ada perubahan bagi fitrah Allah yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui. (QS. Ar-Rum/30:30)253

Dari ayat dan hadis tersebut jelaslah bahwa pada dasarnya anak itu 
telah membawa fitrah beragama, dan kemudian bergantung kepada para 
pendidiknya dalam mengembangkan fitrah itu sendiri sesuai dengan 
usia anak dalam pertumbuhannya.

Di sini juga jelas bagaimana pentingnya peranan orang tua untuk 
menanamkan pandangan hidup keagamaan terhadap anak didiknya. 
Agama anak didik yang akan dianut semata-mata bergantung pada 
pengaruh orang tua dan alam sekitarnya. Dasar-dasar pendidikan 
agama ini harus sudah ditanamkan sejak anak didik itu masih usia 
muda, karena kalau tidak demikian halnya kemungkinan mengalami 
kesulitan kelak untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang diberikan 
pada masa dewasa.

Oleh karena itu, Al-Qur’an telah mengonkretkan bagaimana 
Luqman sebagai orang tua telah menanamkan pendidikan agama kepada 
anaknya seperti disebutkan dalam QS. Luqman/31:13 berikut.

مٌ عَظِيْمٌ
ْ
ظُل

َ
رْكَ ل  الشِّ

َّ
ۗ اِن ِ

ّٰ
شْرِكْ بِالل

ُ
ا ت

َ
مٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ ل

ْ
ق

ُ
 ل

َ
ال

َ
وَاِذْ ق

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu itu ia memberi 
pelajaran kepadanya, “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 
sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah nyata-nyata kezaliman yang besar. 
(QS. Luqman/31:13)254

Pendidikan Islam yang ditanamkan pada masa dewasa atau 
masa pubertas, yaitu masa pertumbuhan mengalami perubahan-
perubahan besar terhadap fisik dan psikisnya, masa gelisah yang 
penuh pertentangan lahir batin, masa cita-cita yang beraneka coraknya, 
masa romantis, masa mencapai kematangan seksual, pembentukan 
kepribadian, dan mencari pandangan serta tujuan hidup di dunia dan 
di akhirat kemungkinan akan mengalami kesulitan total.

253Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 407.
254Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 412.
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Jika keadaan dan kondisi batin dalam masa pubertas ini tidak 
mendapatkan bimbingan dan petunjuk yang sesuai dengan akal 
mereka, dan kalau alam sekitar mereka menunjukkan pula kegoncangan 
keyakinan atau kepalsuan amal ibadah, benarlah kemungkinan mereka 
tidak mendapatkan apa yang dicarinya (kebenaran dan keluhuran 
Allah, keyakinan dan ketaatan). Benih agama yang telah tumbuh 
kemungkinan membuat sengsara dalam hidupnya, kepercayaan yang 
telah ada bisa menjadi pasif atau lenyap sama sekali. Jiwa yang telah 
terisi agama menjadi kosong. Sebaliknya, jiwa yang kosong, yang tak 
pernah mendapat siraman agama, dapat tumbuh dengan subur jika pada 
masa pubertas ini pendidikan agama ditanamkan kepadanya. Masa ini 
merupakan masa untuk beralih kepada keinsafan dan keyakinan abadi.

Dengan demikian, maka agar pendidikan Islam dapat berhasil 
dengan sebaik-baiknya haruslah menempuh jalan pendidikan yang 
sesuai dengan perkembangan anak didik.255 

C. Konsepsi Islam tentang Lingkungan
Lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta 
menentukan corak pendidikan Islam, yang tidak sedikit pengaruhnya 
terhadap anak didik. Lingkungan yang dimaksud di sini ialah lingkungan 
yang berupa keadaan sekitar yang memengaruhi pendidikan anak.

Pada faktor lingkungan juga banyak membawa manfaat dalam 
praktik kehidupan dan pendidikan yang mengandung rasa hormat 
terhadap sesama manusia, setiap manusia memiliki perubahan ke 
arah pikiran yang sehat dan juga rela berbakti untuk kepentingan atau 
kesajahteraan bersama.256 

Untuk melaksanakan pendidikan Islam di dalam lingkungan ini, 
perlu kiranya diperhatikan faktor-faktor yang ada di dalamnya, antara 
lain sebagai berikut.

1. Perbedaan Lingkungan Keagamaan

Hal yang dimaksud dengan lingkungan ini ialah lingkungan alam 
sekitar di mana anak didik berada, yang mempunyai pengaruh terhadap 

255Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 173.
256Muhammad Anwar, Filsafat Pendidikan, (Depok: PT Kencana, 2017), hlm. 
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perasaan dan sikapnya akan keyakinan atau agamanya. Lingkungan ini 
besar sekali peranannya terhadap berhasil atau tidaknya pendidikan 
agama, karena lingkungan ini memberikan pengaruh yang positif 
maupun negatif terhadap perkembangan anak didik. Hal yang dimaksud 
pengaruh positif ialah pengaruh lingkungan yang memberi dorongan 
atau motivasi serta rangsangan kepada anak didik untuk berbuat atau 
melakukan segala sesuatu yang baik, sedangkan pengaruh yang negatif 
ialah sebaliknya, yang berarti tidak memberi dorongan terhadap anak 
didik untuk menuju ke arah yang baik.257

Dengan faktor lingkungan yang demikian itu, yakni yang 
menyangkut pendidikan agama, anak didik perlu diberi pengertian 
dan pengajaran dasar-dasar keimanan. Karena Allah telah menciptakan 
manusia dan seluruh isi alam ini dengan berbagai ragam, mulai dari 
keyakinan, keagamaan, jenis suku bangsa, dan sebagainya.

Hal yang demikian ini sebagaimana difirmankan Allah Swt. dalam 
QS. Al-Hujurat/49:13 yang berbunyi:

وْاۚ 
ُ
 لِتَعَارَف

َ
بَاۤىِٕل

َ
ق مْ شُعُوْباً وَّ

ُ
نٰك

ْ
ى وَجَعَل

ٰ
نْث

ُ
ا رٍ وَّ

َ
نْ ذكَ مْ مِّ

ُ
نٰك

ْ
ق

َ
يُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَل

َ
 يٰٓا

َ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ّٰ
 الل

َّ
مْۗ اِن

ُ
ىك

ٰ
تْق

َ
ِ ا

ّٰ
مْ عِنْدَ الل

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
 ا

َّ
اِن

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di antara 
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi amat waspada. (QS. Al-Hujurat/49:13)258

Berdasarkan ayat tersebut, dengan bermacam-macam ciptaan Allah, 
maka Allah masih membedakan ciptaan-Nya itu yang paling mulia di 
antara mereka adalah orang yang bertakwa, bukan lainnya. Memang 
ketakwaan akan membawa seseorang atau suatu bangsa ke tingkat yang 
lebih mulia. Oleh karena itu, perlu dibina dan dipelihara kemurnian 
ajaran agama yang sudah melekat di dalam hati anak didik.

Adapun lingkungan yang dapat memberi pengaruh terhadap anak 
didik ini dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, antara lain sebagai 
berikut.

257Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 174.
258Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 517.
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a. Lingkungan yang acuh tak acuh terhadap agama.

b. Kadang-kadang anak mempunyai apresiasi unilistis. Untuk 
itu, adakalanya berkeberatan terhadap pendidikan agama, dan 
adakalanya menerima agar sedikit mengetahui masalah itu.

c. Lingkungan yang berpegang teguh kepada tradisi agama, tetapi 
tanpa keinsafan batin, biasanya lingkungan yang demikian itu 
menghasilkan anak-anak beragama yang secara tradisional tanpa 
kritik, atau dia beragama secara kebetulan.

d. Lingkungan yang mempunyai tradisi agama dengan sadar dan hidup 
dalam lingkungan agama.

Bagi lingkungan yang kurang kesadarannya, anak-anak akan 
mengunjungi tempat-tempat ibadah dan ada dorongan orang tua, tetapi 
tidak kritis dan tidak ada bimbingan. Sementara itu, bagi lingkungan 
agama yang kuat, kemungkinan hasilnya akan lebih baik dan bergantung 
kepada baik buruknya pimpinan dan kesempatan yang diberikan.

2. Latar Belakang Pengenalan Anak tentang Keagamaan

Di samping pengaruh perbedaan lingkungan anak dari kehidupan 
agama, maka timbul suatu masalah yang ingin diketahui anak tentang 
seluk beluk agama, seperti anak menanyakan tentang siapa Tuhan 
itu, di mana letak surga dan neraka itu, siapa yang membuat alam 
ini, dan sebagainya.

Masalah-masalah tersebut perlu mendapat perhatian sepenuhnya 
daripada pendidikan (orang tua dan guru agama). Untuk memecahkan 
masalah ini perlu mengadakan pendekatan terhadap anak didik untuk 
memberi penjelasan dan membawanya agar anak didik menyadari 
serta melaksanakan apa yang diperintahkan dan dilarang agama, serta 
mengerjakan hal-hal yang baik dan beramal saleh. Oleh karena itu, para 
pendidik baik orang tua, guru, dan orang-orang dewasa harus dapat 
membawa anak didik ke arah kehidupan keagamaan sesuai dengan 
ajaran agama (Islam).259

259Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 175.
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Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

يمجسانه او  ينصرانه  او  يهودانه  فابواه  الفطرة  على  يولد  الا  مولود   مامن 

)رواه مسلم(
Tidaklah anak yang dilahirkan itu kecuali telah membawa fitrah (kecenderungan 
untuk percaya kepada Allah), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan 
anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani Majusi. (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dimengerti bahwa anak 
yang telah membawa potensi keagamaan (Islam) harus dibimbing 
perkembangannya terutama ditekankan kepada kedua orang tuanya 
sebagai pendidikan utama dan pertama dalam melaksanakan pendidikan 
terhadap anak didiknya.260

D. Konsepsi Islam tentang Lembaga Pendidikan
Berbicara tentang lembaga pendidikan, maka akan menyangkut masalah 
siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di 
dalam lembaga itu. Oleh karena itu, sehubungan dengan hal ini perlu 
dibicarakan pula tempat-tempat di mana pendidikan itu dilaksanakan.261

Pada garis besarnya, lembaga-lembaga pendidikan itu dapat 
dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut.

1. Keluarga

Lembaga pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang 
pertama, tempat anak didik pertama-tama menerima pendidikan dan 
bimbingan dari orang tuanya atau anggota keluarga lainnya. Di dalam 
keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak didik 
pada usia yang masih muda, karena pada usia-usia ini anak lebih peka 
terhadap pengaruh dari pendidiknya (orang tuanya dan anggota yang 
lain).

Dalam ajaran Islam telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad Saw. 
dalam sabdanya yang berbunyi:

260Ibid., hlm. 176.
261Ibid., hlm. 176.
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يمجسانه او  ينصرانه  او  يهودانه  فابواه  الفطرة  على  يولد  الا  مولود   مامن 

)رواه مسلم(
Tidaklah anak yang dilahirkan itu kecuali telah membawa fitrah (kecenderungan 
untuk percaya kepada Allah), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan 
anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani Majusi. (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis tersebut, jelaslah bahwa orang tua memegang 
peranan penting dalam membentuk kepribadian anak didik. Anak 
dilahirkan dalam keadan suci adalah menjadi tanggung jawab orang 
tua untuk mendidiknya.

Dalam hal ini pula, Allah telah berfirman dalam QS. At-Tahrim/66:6 
yang berbunyi:

مْ نَارًا
ُ
هْلِيْك

َ
مْ وَا

ُ
سَك

ُ
نْف

َ
وْٓا ا

ُ
مَنُوْا ق

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
يٰٓا

Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api 
neraka. (QS. At-Tahrim/66:6)262

Di sinilah letak tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-
anaknya, karena anak adalah amanat Allah yang diberikan kepada kedua 
orang tua yang kelak akan diminta pertanggungjawaban atas pendidikan 
anak-anaknya.

Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah/2:201 yang berbunyi:

ارِ ابَ النَّ
َ

قِنَا عَذ خِرَةِ حَسَنَةً وَّ
ٰ
ا

ْ
فِى ال نْيَا حَسَنَةً وَّ تِنَا فِى الدُّ

ٰ
 رَبَّنَآ ا

ُ
وْل

ُ
ق نْ يَّ  وَمِنْهُمْ مَّ

Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan 
di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.” (QS. 
Al-Baqarah/2:201)263

Hal ini adalah wajar karena masa kanak-kanak orang tuanyalah yang 
memegang peranan penting dalam pendidikan, sebagai akibat adanya 
hubungan darah. Orang tua yang menyadari akan mendidik anaknya ke 
arah tujuan pendidikan Islam, yaitu anak dapat berdiri sendiri dengan 
kepribadian Muslim.

262Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 560.
263Ibid., hlm. 31.
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2. Sekolah

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang penting sesudah keluarga, 
karena makin besar kebutuhan anak maka orang tua menyerahkan 
tanggung jawabnya sebagian kepada lembaga sekolah ini. Sekolah 
berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam mendidik anak. Sekolah 
memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak mengenai 
apa yang tidak dapat atau tidak ada kesempatan orang tua untuk 
memberikan pendidikan dan pengajaran di dalam keluarga.264

Tugas guru dan pemimpin sekolah di samping memberikan ilmu 
pengetahuan, keterampilan, juga mendidik anak beragama. Di sinilah 
sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam memberikan 
pendidikan dan pengajaran kepada anak didik.

Dalam hal ini, mereka mengharapkan agar anak didiknya kelak 
memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam atau dengan kata 
lain berkepribadian Muslim. Hal yang dimaksud kepribadian Muslim 
ialah kepribadian yang seluruh aspeknya, baik tingkah lakunya, kegiatan 
jiwanya, maupun filsafat hidup dan kepercayaannya menunjukkan 
pengabdian kepada Tuhan, penyerahan diri kepada-Nya.

3. Masyarakat

Lembaga pendidikan masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang 
ketiga sesudah keluarga dan sekolah. Pendidikan ini telah dimulai sejak 
anak-anak untuk beberapa jam sehari lepas dari asuhan keluarga dan 
berada di luar sekolah. Corak ragam pendidikan yang diterima anak didik 
dalam masyarakat ini banyak sekali, yaitu meliputi segala bidang, baik 
pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap dan minat, 
maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan.265

Pendidikan dalam pendidikan masyarakat ini boleh dikatakan 
pendidikan secara tidak langsung, pendidikan yang dilaksanakan dengan 
tidak sadar oleh masyarakat dan anak didik sendiri secara sadar atau 
tidak mendidik dirinya sendiri, mencari pengetahuan dan pengalaman 
sendiri, mempertebal keimanan serta keyakinan sendiri akan nilai-nilai 
kesusilaan dan keagamaan di dalam masyarakat.

264Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 179.
265Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 180.
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Lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat ikut 
langsung melaksanakan pendidikan tersebut. Di dalam masyarakat 
terhadap beberapa lembaga atau perkumpulan. Dengan adanya itu, bisa 
membantu pendidikan dalam usaha membentuk pendidikan, seperti 
membentuk sikap, kesusilaan, serta menambah ilmu pengetahuan di 
luar sekolah dan keluarga.

E. Konsepsi Islam tentang Alat Pendidikan
Pada bagian ini akan dibahas mengenai faktor pendidikan yang berupa 
alat pendidikan yang memperlancar pelaksanaan proses pendidikan. 
Hal yang dimaksud dengan alat pendidikan di sini ialah segala sesuatu 
atau hal-hal yang bisa menunjang kelancaran dari proses pelaksanaan 
pendidikan. 

Alat pedidikan terdiri dari segala hal yang digunakan, baik material 
(fisik) maupun nonmaterial (nonfisik). Alat pendidikan itu terbagi 
menjadi dua, yaitu alat yang bersifat fisik dan alat yang bersifat nonfisik. 
Alat yang berupa fisik, meliputi alat apa saja yang digunakan dalam 
proses belajar-mengajar. Misalnya, buku dan komputer. Berbeda halnya 
dengan alat yang bersifat nonfisik, perlu dikaji, di antaranya teladan, 
anjuran, larangan, dan hukuman.266

1. Tingkah Laku Perbuatan atau Teladan

Segala tingkah laku perbuatan dan cara-cara berbicara akan mudah 
ditiru atau diikuti oleh anak didik. Oleh karena itu, sebagai pendidik 
dalam hal ini harus memberikan contoh yang baik agar anak didiknya 
dengan mudah meniru apa yang dilakukan oleh pendidiknya. Hal yang 
demikian ini dapat dilihat dari dorongan meniru pada anak-anak.267

Tingkah laku perbuatan Rasulullah Saw. merupakan teladan yang 
baik, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Ahzab/33:21 
yang berbunyi:

266Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Prespektif Filsafat, (Jakarta: PT 
Kencana, 2014) hlm. 121.

267Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 181.
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خِرَ
ٰ
ا

ْ
يَوْمَ ال

ْ
َ وَال ّٰ

 يَرْجُوا الل
َ

ان
َ
مَنْ ك ِ

ّ
سْوَةٌ حَسَنَةٌ ل

ُ
ِ ا

ّٰ
مْ فِيْ رَسُوْلِ الل

ُ
ك

َ
 ل

َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق

َ
 ل

ثِيْرًاۗ
َ
َ ك ّٰ

رَ الل
َ
وَذكَ

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang-orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan (keselamatan) 
hari kiamat dan banyak menyebut (mengingat) Allah. (QS. Al-Ahzab/33:21)268

Nabi Muhammad Saw. sendiri telah memberikan contoh 
melaksanakan sembahyang sebagaimana dalam sebuah hadisnya:

صلوا كما رايتموني اصلي
Salatlah kamu seperti salat yang saya kerjakan ini. (Al-Hadis)

Dengan contoh tingkah laku perbuatan tersebut, timbullah gejala 
identifikasi, yaitu penyamaan diri dengan orang yang ditiru. Hal 
ini sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak didik. Ini 
merupakan suatu proses yang ditempuh anak didik dalam mengenal 
nilai-nilai kehidupan. 

2. Anjuran atau Perintah

Apabila dalam contoh perbuatan berupa tingkah laku tersebut anak didik 
dapat memperhatikan dan melihat apa yang dilakukan oleh orang lain 
(pendidik), dalam anjuran atau perintah ini anak didik dapat mendengar 
apa yang harus dilakukan.269

Di dalam Al-Qur’an banyak kita jumpai anjuran/perintah untuk 
mengerjakan suatu perbuatan, di antaranya, firman Allah Swt. dalam 
QS. Al-Maidah/5:2 berikut.

وٰىۖ
ْ
ق

َّ
بِرِّ وَالت

ْ
ى ال

َ
وَتَعَاوَنُوْا عَل

Dan tolong-menolonglah kamu atas kebaikan dan ketakwaan. (QS. Al-
Maidah/5:2)270

268Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 420.
269Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 182.
270Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 106.
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Firman Allah Swt. dalam QS. Ali Imran/3:103 berikut.

وْا
ُ
ق رَّ

َ
ا تَف

َ
ل ِ جَمِيْعًا وَّ

ّٰ
بْلِ الل  وَاعْتَصِمُوْا بِحَ

Dan berpegangteguhlah kamu sekalian dengan tali (kitab) Allah dan janganlah 
kamu berpecah-belah. (QS. Ali Imran/3:103)271

Di samping itu, ada pepatah Arab yang mengatakan:

أطلبوا العلم ولو بالصين
Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina.

Dengan memperhatikan ayat-ayat dan pepatah Arab tersebut maka 
anak didik akan memperhatikan apa yang dilakukan.

3. Larangan

Larangan adalah suatu usaha yang tegas menghentikan perbuatan-
perbuatan yang salah dan merugikan. Larangan ini merupakan suatu 
keharusan untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya larangan 
mempersekutukan Allah, berlaku sombong, dan lain sebagainya.272

Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa’/4:29 sebagai berikut.

ارَةً عَنْ  تِجَ
َ

وْن
ُ
 تَك

ْ
ن

َ
آ ا

َّ
بَاطِلِ اِل

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
وْٓا ا

ُ
ل
ُ
ك

ْ
ا تَأ

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
 يٰٓا

مْ
ُ
نْك تَرَاضٍ مِّ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu 
dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan berdasarkan suka 
sama suka antara kamu. (QS. An-Nisa’/4:29)273

Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Isra’/17:37 sebagai berikut.

رْضِ مَرَحًاۚ
َ
ا

ْ
ا تَمْشِ فِى ال

َ
وَل

Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. (QS. Al-
Isra’/17:37)

271Ibid., hlm. 63.
272Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 183.
273Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 83.
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Di dalam hadis Rasulullah Saw. bersabda:

لايدخل الجنة قاطع
Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. (Al-Hadis)

Demikianlah antara lain beberapa larangan yang terdapat dalam 
Al-Qur’an dan juga hadis Nabi Muhammad Saw.

4. Hukuman 

Setelah larangan yang diberikan ternyata masih adanya pelanggaraan 
yang dilakukan, tibalah waktunya memberikan hukuman. Ini umumnya 
membawa hal-hal yang tidak menyenangkan, yang biasanya tidak 
diinginkan. Hukuman ini agar yang bersangkutan tidak mengulang 
perbuatan yang terlarang ini.274

Sehubungan dengan hukuman ini, kita jumpai beberapa firman 
Allah Swt. dalam Al-Qur’an dan Hadis, di antaranya sebagai berikut. 

Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Mu’min/40:60 berikut.

مَ دَاخِرِيْنَ  جَهَنَّ
َ

وْن
ُ
يْ سَيَدْخُل  عَنْ عِبَادَتِ

َ
بِرُوْن

ْ
ذِيْنَ يَسْتَك

َّ
 ال

َّ
 ࣖ اِن

Sesungguhnya mereka yang menyombongkan dirinya dari menyembah Aku 
(Allah Swt.) akan masuk ke dalam neraka Jahanam dengan hina. (QS. Al-
Mu’min/40:60)

Juga firman Allah Swt. dalam QS. Ali Imran/3:85 berikut.

سِرِيْنَ خٰ
ْ
خِرَةِ مِنَ ال

ٰ
ا

ْ
 مِنْهُۚ وَهُوَ فِى ال

َ
بَل

ْ
ق نْ يُّ

َ
ل
َ
امِ دِيْنًا ف

َ
اِسْل

ْ
يْرَ ال

َ
بْتَغِ غ   وَمَنْ يَّ

Barangsiapa yang menganut agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak 
akan diterima daripadanya. Dan dia di hari kiamat kelak termasuk orang-orang 
yang rugi. (QS. Ali Imran/3:85)

274Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 184.
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Rasulullah Saw. bersabda:

 من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذوه خمرا فقد تقحم النار
Barangsiapa yang menahan anggurnya sewaktu panen hingga dia menjualnya 
kepada orang yang menjadikannya khamar, maka dia menceburkan diri ke dalam 
neraka. (HR. At-Thabrani dari Abdullah bin Buraidah)

Dengan memperhatikan ayat-ayat dan hadis Nabi tersebut maka 
jelaslah bahwa setiap larangan yang dilanggar akan mendapat balasan 
hukuman sebagai hadiahnya (balasannya).275

275Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 185
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A. Pengertian Kepribadian Muslim
Menurut Zuhairini kepribadian ialah hasil dari suatu proses sepanjang 
hidup.276 Kepribadian tersebut terkait erat dengan apa yang ada pada 
jiwa seseorang yang terkait erat dengan tingkah laku. Dengan demikian, 
untuk melihat bagaimana kepribadian seseorang, maka lihatlah dia 
bagaimana bertingkah laku.277 

Menurut J.F. Dashial yang dikutip oleh Nuryamin, menyebut 
kepribadian sebagai cerminan dari seluruh tingkah laku seseorang. 
Sementara itu, Kohnstam menyatakan kepribadian sebagai keyakinan 
(theistis). Orang yang berkepribadian menurutnya adalah orang yang 
berkeyakinan ketuhanan.278 

Kepribadian Muslim barangkali dapat diartikan sebagai identitas 
yang dimiliki seseorang sebagai ciri khas dari keseluruhan tingkah 
laku sebagai Muslim, baik yang ditampilkan dalam tingkah laku secara 
lahiriah maupun batiniah.279

276Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 186.
277Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat, hlm. 161.
278Nuryamin, Filsafat Pendidikan, hlm. 136.
279Ibid., hlm. 137.
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Banyak faktor yang ikut ambil bagian dalam pembentukan 
kepribadian, dengan demikian baik buruk, kuat atau lemah, beradab atau 
biadab sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor yang memengaruhi 
dalam perjalan hidup seseorang tersebut. Oleh karena proses yang 
dialami tiap orang itu berbeda-beda, maka kepribadian tiap-tiap 
individu pun berbeda. Tidak ada kepribadian yang sama antara dua 
orang individu, meski saudara kembar yang berasal dari satu sel telur 
sekalipun.

Dalam Islam, kepribadian itu terkait dengan apa yang ada dalam 
jiwa dan apa yang ditimbulkannya dan dilakukannya. Dengan demikian, 
untuk membentuk kepribadian Muslim, maka seseorang harus dibentuk 
dulu jiwa keislamannya; dan tidak hanya itu, dilihat pula cara dia 
bertingkah laku. Jadi, kepribadian Muslim itu terkait dengan apa yang 
ada dalam jiwa dan apa yang ditampilkan, perbuatan yang sesuai dengan 
ajaran Islam kepribadian Muslim adalah mencerminkan sikap batin 
(yaitu apa yang ada pada jiwa, pemikiran, dan perasaan) seseorang, 
selaras dengan apa yang diperbuatnya.280

Namun demikian, karena hidup ini telah mempunyai tujuan 
tertentu dan kepribadian itu sendiri ternyata dapat dibentuk, maka 
dengan usaha-usaha yang sistematis dan berencana, kita dapat 
mengusahakan terbentuknya kepribadian yang kita harapkan.

B. Konsep tentang Sifat-sifat Manusia

1. Konsep tentang Individualitas Manusia

Menurut Gerungan yang dikutip oleh Huzairini, menyatakan bahwa 
makhluk individu berarti makhluk yang tak dapat dibagi-bagi (in 
indevidere).281 Menurut pengertian ini, maka manusia itu tidak dapat 
dipisahkan oleh jiwa dan raganya serta jasmani dan rohaninya.

Oleh karena perkembangan dan pengalaman masing-masing 
individu tidak sama, maka pribadi yang terbentuk dalam proses itu 
juga berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Oleh 
karena itu, perkembangan manusia yang wajar hanya memperhatikan 
segi individualisasi manusia yang berarti bahwa pribadi masing-masing 

280Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat, hlm. 161.
281Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 188. 
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manusia merupakan keseluruhan jiwa raga yang mempunyai struktur 
dan kecakapan yang khas. 

Konsepsi Islam tentang individualitas manusia sangat jelas, di mana 
manusia secara individu harus bertanggung jawab terhadap apa yang 
diperbuatnya. Oleh karena itulah, konsep Islam tentang manusia sebagai 
pribadi yang bertanggung jawab. Karena menyertai penciptaannya, 
manusia telah diberi kemampuan untuk dapat secara bebas memilih 
jalan mana yang baik dan jalan mana yang sesat yang akan dilalui.

2. Konsep tentang Sosialitas Manusia

Konsepsi Islam mengenai sosialitas manusia menghendaki agar setiap 
orang Islam, di samping selalu memelihara hubungan dengan Tuhan 
(hablum minallah) juga harus memelihara hubungan dengan sesama 
manusia (hablum minannas). Islam menempatkan kepentingan umum di 
atas kepentingan pribadi, dan juga menganjurkan agar setiap orang Islam 
bersaudara dan saling tolong-menolong satu sama lain, dan dengan 
keras melarang untuk saling bermusuhan, (QS Al-Hujurat/49:13); 
juga tidak boleh hidup menyendiri tanpa bergaul dengan orang lain, 
sebaliknya menganjurkan untuk mengembangkan keseimbangan 
masyarakat. Bahkan Islam menetapkan hak-hak seorang mukmin itu 
adalah hasil dari penuaian kewajiban-kewajibannya yang ditetapkan 
oleh agama terhadap orang lain. Justru dengan pemenuhan kewajiban-
kewajiban pada orang lain inilah, akan nampak kualitas pribadinya 
sebagai seorang Muslim. 

3. Konsep tentang Moralitas Manusia

Dalam agama Islam, bidang moral ini justru menempati posisi yang 
paling penting setelah orang beriman pada Tuhan. Hal ini nampak jelas 
pada firman Allah yang selalu mengaitkan iman dengan amal saleh, yaitu 
perbuatan baik sebagai perwujudan dari imannya. Demikian pentingnya 
masalah moral itu hingga Allah mengutus Rasul-Nya, Muhammad Saw., 
untuk menyempurnakan akhlak manusia, hal ini diterangkan dalam 
sebuah hadis riwayat Bukhari yang artinya:

Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia
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Maka dari itu, ajaran Islam sangat mengutamakan terbinanya 
akhlak yang baik pada manusia. Setiap orang Islam wajib membentuk 
pribadinya dengan hiasan akhlakul karimah.

Mengingat Islam memandang tujuan kemanusiaan sarat nilai dan 
moral, maka memfungsikan sekolah sebagai usaha aplikatif–kolektif 
untuk mewujudkan penumbuhkembangan perilaku moral subjek didik 
hendaklah menjadi orientasi bagi setiap aktivitas kependidikannya.282 

4. Konsepsi tentang Manusia sebagai Makhluk Bertuhan

Manusia selain sebagai individual being, social being, moral being, juga 
sekaligus sebagai makhluk bertuhan. Karena sebagai makhluk hasil 
ciptaan Tuhan maka dalam dirinya telah dianugerahi berupa pribadi 
manusia yang dilengkapi dengan potensi-potensi esensinya yang 
meliputi pikiran, perasaan, kemauan, anggota-anggota badan, dan 
sebagainya. Hal itu secara sempurna dianugerahkan Tuhan kepada 
manusia sesuai dengan misi yang dibawanya.

Analisis filsafat mengatakan bahwa TuhanYang Maha Esa itu adalah 
Causa Prima, artinya sebab pertama yang mengakibatkan lahirnya 
seluruh kenyataan yang ada termasuk manusia, sekaligus juga sebagai 
Causa Finalis, yaitu arah akhir atau tujuan akhir dari perkembangan 
seluruh jenis kenyataan yang ada termasuk manusia.

Pada dasarnya manusia itu diberi potensi untuk percaya akan 
keesaan Tuhan, sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang menyatakan 
bahwasanya setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, fitrah di 
sini berarti suci dari syirik.

Sebagai konsekuensi logis dari pengakuannya sebagai makhluk 
Tuhan maka dengan memanfaatkan segala potensi yang dianugerahkan 
Tuhan kepadanya, tiap individu akan berusaha untuk meningkatkan 
kualitas pribadinya, meningkatkan hubungan dengan sesamanya, 
serta meningkatkan pengabdian kepada Tuhannya.283 Dengan begitu 
kepribadian utuh yang dikehendaki dapat terwujud.

282Muhmidayeli, Filsafat Pendidikan, (Cet. II, Bandung: Refika Aditama, 2013), 
hlm. 70.

283Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 199.
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C. Konsepsi tentang Pribadi Muslim
Konsep pribadi Muslim dengan konsep pribadi seutuhnya yang hendak 
dibangun oleh bangsa Indonesia tidak berbeda secara konsepsional, 
hanya berbeda dalam nilai-nilai yang membentuk pribadi tersebut. 
Bagi pribadi Muslim, nilai-nilai yang membentuknya bersumber dari 
ajaran Islam. 

Dengan demikian, ada kepribadian Muslim yang harus dimiliki 
secara bersama oleh setiap pribadi Muslim, inilah yang menyangkut 
dengan akidah, ibadah dan muamalah, serta akhlak. Dalam bidang 
akidah jelaslah patokan kepribadian Muslim itu adalah rukun iman 
yang enam, menyimpang dari itu tidak termasuk lagi dalam kepribadian 
Muslim. Dalam bidang ibadah, seseorang mesti berpatokan kepada 
rukun Islam yang lima. Begitu juga dalam bidang muamalah, dituntut 
seseorang mesti berperilaku sesuai dengan tuntutan muamalah Islam.284

Ada tiga aspek pokok yang memberi corak khusus bagi seorang 
Muslim menurut ajaran Islam, yaitu sebagai berikut.285

1. Adanya wahyu Tuhan yang memberi ketetapan kewajiban-kewajiban 
pokok yang harus dilaksanakan oleh seorang Muslim, yang 
mencakup seluruh lapangan hidupnya, baik yang menyangkut tugas-
tugasnya terhadap Tuhan maupun terhadap masyarakat. Inilah 
yang menjadikan seorang Muslim siap sedia untuk berpartisipasi 
dan beramal saleh, bahkan bersedia untuk mengorbankan demi 
terlaksananya ajaran agamanya.

2. Praktik ibadah yang harus dilaksanakan dengan aturan-aturan 
yang pasti dan teliti. Hal ini akan mendorong tiap orang Muslim 
untuk memperkuat rasa berkelompok dengan sesamanya secara 
terorganisir.

3. Konsepsi Al-Qur’an tentang alam yang menggambarkan penciptaan 
manusia secara harmonis dan seimbang di bawah perlindungan 
Tuhan. Ajaran ini juga akan mengukuhkan konstruksi kelompok.

Atas dasar ajaran ini maka pribadi Muslim bukanlah pribadi yang 
egoistis, akan tetapi seorang pribadi yang penuh dengan sifat-sifat 
pengabdian, baik kepada Tuhan maupun kepada sesamanya.

284Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat, hlm. 162.
285Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 200.
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D. Pembentukan Kepribadian Muslim

1. Pembentukan Kepribadian Muslim sebagai Individu

Secara individu kepribadian Muslim mencerminkan ciri khas yang 
berbeda. Ciri khas tersebut diperoleh berdasarkan pontensi bawaan. 
Dengan demikian, dengan pontensial (pembawaan) akan dijumpai 
adanya perbedaan kepribadian antara orang Muslim dengan Muslim 
lainnya. Namun, perbedaan itu terbatas pada seluruh pontensi yang 
mereka miliki berdasarkan faktor bawaan masing-masing, meliputi 
aspek jasmani seperti perbedaan bentuk fisik, warna kulit, dan ciri-ciri 
fisik lainnya. Sementara itu, pada aspek rohaniah sepeti pada mental, 
bakat, tingkat kecerdasan, maupun sikap emosi, ciri-ciri itu menyatu 
dalam kesatuan fitrah untuk mengabdi kepada penciptanya.

Kepribadian secara utuh hanya mungkin dibentuk melalui pengaruh 
lingkungan, khususnya pendidikan, yang meliputi pembelajaran 
(ta’lim), mentransformasikan ilmu, baik dalam bentuk akidah, ibadah, 
muamalah, maupun akhlak, melakukan pembiasaan sejak dini, 
melakukan pelatihan untuk mengamalkannya, serta bermujahadah 
(berjuang) di dalam batin dan perbuatan untuk mempraktikkannya.286

Adapun sasaran yang dituju dalam pembentukan kepribadian ini 
adalah kepribadian yang memiliki akhlak mulia dan tingkat keimanan. 
Sebab Nabi Saw. mengemukakan, “Orang mukmin yang paling sempurna 
imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya”, yang juga 
merupakan tujuan pembentukan kepribadian Muslim.

Ada dua sisi penting dalam pembentukan kepribadian Muslim, 
yaitu iman dan akhlak. Iman seseorang berkaitan dengan akhlaknya. 
Iman sebagai konsep dan akhlak adalah implikasi dari konsep itu dalam 
hubungannya dengan sikap dan perilaku sehari-hari.

Menurut M. Abdullah al-Darraz yang dikutip oleh Dr. Jalaluddin dan 
Drs. Usman Said dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam, mengemukakan 
bahwa pendidikan akhlak dalam pembentukan kepribadian Muslim 
berfungsi sebagai pemberi nilai-nilai keislaman. Dengan adanya 
cerminan dan nilai-nilai dimaksud dalam sikap dan perilaku seseorang, 
maka tampillah kepribadiannya sebagai Muslim.287

286Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat, hlm. 163.
287Jalaluddin dan Usman Said, Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangan 

(Cet. II, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 95.
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Pembentukan kepribadian Muslim secara menyeluruh adalah 
pembentukan yang meliputi sebagai aspek, yaitu sebagai berikut.288

a. Aspek idiil (dasar), bersumber dari ajaran wahyu.

b. Aspek materiel (bahan), berupa pedoman dan ajaran yang 
terangkum dalam materi bagi pembentukan akhlak al-karimah.

c. Aspek sosial, menitikberatkan pada hubungan yang baik antara 
sesama makhluk, khususnya sesama Muslim. 

d. Aspek teologi, pembentukan kepribadian Muslim ditujukan pada 
pembentukan nilai-nilai tauhid sebagai upaya untuk menjadikan 
kemampuan diri sebagai pengabdi Allah yang setia.

e. Aspek teologis (tujuan), pembentukan kepribadian Muslim 
mempunyai tujuan yang jelas.

f. Aspek duratif (waktu), pembentukan kepribadian Muslim dilakukan 
sejak lahir hingga meninggal dunia.

g. Aspek dimensional, pembentukan kepribadian Muslim didasarkan 
atas penghargaan terhadap faktor-faktor bawaan yang berbeda 
(perbedaan individu).

h. Aspek fitrah manusia, yaitu pembentukan kepribadian Muslim 
meliputi bimbingan terhadap peningkatan serta pengembangan 
jasmani, rohani, dan ruh.

Pembentukan kepribadian Muslim merupakan pembentukan 
kepribadian yang paripurna, menyeluruh, terarah, dan berimbang. 
Konsep ini cenderung dijadikan alasan untuk memberi peluang bagi 
tuduhan bahwa falsafat pendidikan bersifat apologis (memihak dan 
membenarkan diri), itu karena ruang lingkupnya terlalu luas, tujuan 
yang akan dicapai terlampau jauh, hingga dinilai sulit untuk diterapkan 
dalam suatu sistem pendidikan.289

2. Pembentukan Kepribadian Muslim sebagai Ummah

Setiap individu akan memiliki dasar dan tujuan yang sama mengenai 
kebenaran, yaitu kebenaran yang mengandung nilai-nilai keislaman. 

288Nuryamin, Filsafat Pendidikan, hlm. 144. lihat juga Jalaluddin dan Usman 
Said, Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 99.

289Jalaluddin dan Usman Said, Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 99.
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Komunitas Muslim (kelompok se-akidah) yang disebut ummah. 
Individu merupakan unsur dalam kehidupan masyarakat dan kelompok 
masyarakat yang terkecil dalam rumah tangga. Maka, dengan 
membentuk kesatuan pandangan hidup pada setiap induvidu, rumah 
tangga, diharapkan dapat memengaruhi sikap serta pandangan hidup 
dalam masyarakat, bangsa, dan ummah. Kesatuan pandangan hidup 
diyakini akan membantu usaha membina hubungan yang baik dan 
serasi antarsesama manusia sebagai suatu ummah.

Pola kepribadian Muslim sebagai ummah dalam kaitannya dengan 
hubungan antara bangsa, yaitu mencakup usaha untuk membina 
perdamaian antarbangsa, menghargai perjanjian, hanya akan membalas 
serangan musuh jika diserang tidak mengadakan agresi, tidak 
menyerah pada kekuatan yang memaksa, serta berusaha membina 
kerukunan hidup melalui persaudaraan antarmanusia sejagat. Ke 
dalam pola kepribadian ini, termasuk memelihara dan meningkatkan 
nilai-nilai manfaat ciptaan Allah, seperti memelihara lingkungan 
serta meningkatkan mutu benda-benda alam yang mungkin melalui 
rekayasa yang tidak merusak.

Dalam kaitannya dengan pembinaan kepribadian Muslim sebagai 
ummah, pembentukan diarahkan kepada nilai-nilai ukhuwah islamiyah 
(solidaritas sesama Muslim) yang didasarkan keimanan dan keyakinan.290

Pembentukan kepribadian Muslim sebagai individu, keluarga, 
masyarakat, maupun ummah pada hakikatnya berjalan seiring dan 
menuju tujuan yang sama. Tujuannya adalah guna merealisir diri, 
baik secara pribadi (individu) maupun secara komunitas (ummah) 
untuk menjadi pengabdi Allah yang setia. Tunduk dan patuh terhadap 
ketentuan-ketentuan yang diberlakukan Allah.

3. Kepribadian Muslim sebagai Khalifah

Manusia diciptakan untuk mengemban tugas pengabdian pada 
penciptanya; dan untuk mengemban tugas-tugas tersebut, manusia 
diberi status yang terhormat itu sebagai khalifah Allah di muka bumi, 
lengkap dengan kerangka dan program kerjanya. Secara simbol, fungsi 
dan kerangka kerja itu dinyatakan Allah pada proses pencipta Adam 

290Nuryamin, Filsafat Pendidikan, hlm. 148.
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a.s., “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi 
dan sekaligus menegaskan manusia untuk memakmurkan bumi.”291

Dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah, manusia senantiasa 
diingatkan kepada janji berupa kesaksian akan adanya pengakuan kepada 
Tuhan. Kemudian, visinya dilandasi oleh suatu pandangan hidup yang 
termuat dalam pernyataan: Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta Alam (QS. Al-An’am/6:162). 
Demikian misi yang dijalankan; serta selaku khalifah diarahkan kepada 
tujuan yang sesuai dengan tujuan penciptanya, yaitu menjadi pengabdi 
Allah yang setia.292

291Jalaluddin dan Usman Said, Filsafat Pendidikan Islam, hlm. 108.
292Ibid., hlm. 110.
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