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ABSTRAK 

Nama      : Aldi Asraf Syarif  

Nim        : 30100118080 

Judul       : “Kontribusi Filsafat Jiwa Ibnu Sina Terhadap Pemikiran Rene 

Descartes” 

 Kontribusi Filsafat Jiwa Ibnu Sina Terhadap Pemikiran Rene Descartes, 
Penelitian ini berupaya mencari tahu mengenai kontribusi Ibnu Sina terhadap filsafat 
jiwa Rene Descartes. Kemudian pokok permasalahan utama yang dibahas dalam 
penelitian ini adalah: (1) Latar belakang historis Ibnu Sina dan Rene Descartes; (2) 
Bagaimana pengertian filsafat jiwa Ibnu Sina dan Rene Descartes; dan (3) Bagaimana 
kontribusi Ibnu Sina terhadap filsafat jiwa Rene Descartes. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang 
bersifat deskriptif dan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 
(Library Research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan filosofis, teologis, Psikologis dan Hermeneutik, metode yang digunakan 
adalah metode dokumentasi, yaitu mengambil data dari buku, jurnal, artikel, makalah, 
catatan, dll. Teknik dan analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik 
identifikasi data, reduksi data dan editing data, agar data yang diperoleh dapat diolah 
dan dipilah kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan dan rancangan penelitian 
ini. Adapan analisis yang digunakan yakni, interpretasi dan interpretatif. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan tiga pokok bagian. Pertama, penelitian ini 
menunjukkan latar belakang kehidupan Ibnu Sina dan Rene Descartes, kedua tokoh 
tersebut adalah tokoh besar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Sehingga Ibnu Sina 
dijuluki sebagai bapak kedokteran, adapun Rene Descartes disebut sebagai bapak 
filsafat modern. Kedua, pemikiran filsafat jiwa Ibnu Sina dan Rene Descartes sama-
sama mengembangkan pemikiran terdahulu Aristoteles dan Plato. Namun Ibnu Sina 
dalam mengkajinya menggunakan dasar Islam, jadi tidak keluar dari ranah Islam itu 
sendiri. Descartes mendasarkan pada pengetahuan rasio. Kendati demikian, mereka 
sepakat bahwa jiwa dan jasad merupakan substansi yang berdiri sendiri, hancurnya 
jasad tidak membuat hancurnya jiwa (kekal). Ketiga, kontribusi filsafat jiwa Ibnu 
Sina terhadap pemikiran Descartes, yaitu mengenai keterpisahan antara jiwa dan 
badan. Descartes sama halnya dengan Ibnu Sina yang mengatakan jiwa bersifat kekal. 
Hanya saja kekekalan jiwa tidak dijelaskan lebih detail oleh Descartes, itu 
dikarenakan pemikirannya yang rasionalis. Bahkan kontribusi Ibnu Sina juga dapat 
dilihat dari argumen alam mimpi (cogito ergo sum) Rene Descartes yang sama 
dengan dalil manusia terbang Ibnu Sina yang secara tekstual memiliki persamaan. 
Implikasi penelitian ini, yaitu mengkaji persoalan jiwa yang merupakan salah satu 
cara untuk menemukan hakekat manusia. Jiwa harus diseimbangkan, antara akal dan 
wahyu. Perlunya menjaga jiwa dalam keadaan sehat untuk keselamatan dunia akhirat, 
namun sungguh rugi orang yang tidak menjaga jiwa dan akan celaka dunia akhirat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Istilah Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu, philosophia, yang di mana 

Philo bermakna cinta atau kearifan dan Sophia bermakna kebijaksanaan, jadi 

Philosophia adalah cinta akan kebenaran (kebijaksanaan).1 Perubahan kemudian 

terjadi, di mana kata filsafat diindonesiakan menjadi kata "filsafat" atau "filosofi", 

semua itu terjadi karena adanya pengaruh kata-kata filsafat dalam bahasa Inggris 

yaitu, Philosophy.2 Filsafat dalam bahasa arabnya, ialah cabang pengetahuan Islam 

tradisional yang disebut ulum al-hikmah, atau biasa disingkat al-hikmah (setara 

dengan kata Yunani sophia). Filsafat bermakna "kebijaksanaan", atau dalam bahasa 

inggrisnya disebut wisdom, Dengan begitu kata filsafat yang awalnya berasal dari 

kata Yunani philosophos, biasa juga disebut dengan al-hakim atau ahli hikmah serta 

juga dikatakan orang yang bijaksana, dengan bentuk-bentuk jamak al-hukama.3 

Pemikiran filsafat yang awalnya menyiratkan kepada cinta akan kebenaran 

kemudian pada akhirnya menjadi begitu sangat luas. Pertama kata Sophia yang 

bermakna wawasan, juga bermakna kebenaran utama, informasi yang luas, 

kesederhanaan ilmiah, dan kontemplasi yang solid terhadap kelihaian para ahli dan 

bahkan kreativitas yang dapat memutuskan persoalan-persoalan yang praktis.4 

 
 1 Abdullah H. Abd. Talib, Pengantar Filsafat; Suatu Pengenalan Awal Memasuki Seluk Beluk 

Dunia Filsafat, (Cet. II; Gowa, Gunadarma Ilmu, 2014), h. 9. 
 2 The Liang Gie, Suatu Konsepsi Ke arah Penertiban Bidang Filsafat, Alih Bahasa Ali 

Mudhafir, (Yogyakarta; Karya Kencana, 1977),  h. 5. 
3 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 218-219. 
4 The Liang Gie, Pengantar Filsafat Ilmu, (Cet. IV; Yogyakarta, 1999),  h. 29. 
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Kata filsafat selalu diidentikkan dengan kata al-hikmah, yang di mana 

memiliki persamaan makna, seperti yang dikatakan oleh Al-Farabi, di dalam kitabnya 

Fushuh al-Hikam di mana arti dari kata al-hikmah yang bermakna suatu proses 

pencarian hakikat dari sesuatu dan perbuatan. Al-hikmah yang memiliki pengertian 

hakikat yang sama, tetapi redaksinya berbeda seperti yang diungkapkan Ar-Raghib 

bahwa al-hikmah, yakni memperoleh kebenaran dari perantaraan ilmu pengetahuan 

dan akal.5 Nurcholish Madjid dalam ungkapannya, bahwasanya hikmah merupakan 

sebuah disiplin ilmu yang mengandung kebenaran, serta juga merupakan misteri 

rahasia Tuhan yang tersembunyi, dan hanya bisa diambil manfaat dan pelajarannya 

pada masa dan waktu yang berbeda.6 Ibnu Sina juga menyamakan terma hikmah ke 

dalam pengertian filsafat, kemudian dapat diartikan bahwa, hikmah dan filsafat itu 

bagaikan setali mata uang.7 Persamaan kedua makna ini terbukti sejak awal filsafat 

dicirikan sebagai the love of wisdom atau juga love for wisdom. Waktu itu, filsafat 

diartikan sebagai sifat yang berupaya menjadi bijak ataupun sifat yang ingin cinta 

pada kebijakan. Fase ini, filsafat diartikan sebagai usaha orang yang berusaha 

menjadi seseorang yang bijak. Filsafat dalam praktiknya, untuk menunjukkan 

pentingnya fundamental suatu hal, seseorang harus memproses secara mendalam, 

logis, dan sungguh-sungguh. Aristoteles  pernah berkata, "Untuk menjadi seorang 

filsuf, Anda harus berfilsafat, dan jika anda tidak mau menjadi seorang filsuf, anda 

juga perlu berfilsafat".8 

 
5 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 

1997), h. 4. 
6 Nurcholish Madjid, Memahami Hikmah dan Agama:Dalam Kehampaan Spiritual 

Masyarakat Modern, (Jakarta: Mediacita, 2000), h. 397. 
7 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Uninus, 1995),  h. 4. 
8 Murtadha Muthahari, Gerakan Islam Abad XX, (Jakarta: Beunebi Cipta, 1986), h. 110. 
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Filsafat adalah ilmu khusus yang berusaha menjawab masalah-masalah yang 

tidak dapat dipecahkan oleh ilmu biasa, hal ini dikarenakan masalah-masalah tersebut 

di luar cakupan ilmu pengetahuan biasa.9 Filsafat juga biasa disebut sebagai 

pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah ada sebelumnya, 

baik itu pada masa Yunani. Filsafat juga dapat diringkas sebagai hasil seseorang yang 

menemukan kebenaran dan mencoba merenungkannya kembali.10 Filsafat juga 

dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari segala fenomena kehidupan manusia 

melalui pemikiran secara kritis dengan menggunakan akal yang bersifat sistematis.11 

Filsafat dengan kata lain ialah ilmu yang mempelajari secara mendalam esensi sejati 

sesuatu. Walaupun pengertian filsafat itu sendiri selalu menimbulkan perbedaan 

pendapat antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. 

Islam merupakan sumber wahyu Allah, yang mengandung kebenaran, dan 

filsafat juga mengandung kebenaran, meskipun kebenarannya didasarkan pada 

pencarian akal manusia. Oleh karena itu, Islam dan filsafat memiliki tujuan yang 

sama, yaitu, “Kebenaran”. Islam di lain waktu datang untuk membawa kebenaran 

sedangkan filsafat datang untuk mencari suatu kebenaran; Oleh karena itu, kebenaran 

dari Islam tidak akan pernah dirasakan oleh orang yang tidak berakal kecuali orang 

memiliki akal, seperti di dalam Q.S Ali Imran/190 yang berbunyi; 

نَّ فِى خَلقْى 
ِ
 إ

 
تى ٱ وََٰ ٰـ مَ  وَ   لسَّ

 
 وَ  لَْْرْضى ٱ

 
ٰـفى ٱ   خْتىلَ

 
َّيْلى ٱ  وَ   ل

 
اَرى ٱ ُو۟لِى  لنََّّ ٰـتٍۢ لِْى َ  لـََاي

 
ٰـبى ٱ     ١٩٠ لَْْلبَْ

 

 
 9 Abdullah H. Abd. Talib, Pengantar Filsafat; Suatu Pengenalan Awal Memasuki Seluk Beluk 

Dunia Filsafat, h. 13. 
10 Dedi Supriyadi, Pengantar Filsafat Islam: Konsep, Filsuf, dan Ajarannya (Cet. I; Bandung: 

Pustaka Setia, 2009), h. 21. 
11 Irmayanti Meliono, Dkk, MPKT Modul I, (Jakarta: Lembaga Penelitian FEUI, 2007), h. 1. 
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Terjemahnya:  

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal”.12 

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk menuju kepada kebenaran yang hakiki 

perlu menggunakan akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Swt, oleh karena 

itu, untuk melihat kebenaran dari agama Islam harus dilakukan penggalian secara 

mendalam dengan menggunakan nalar filsafat guna mendapatkan kebenaran yang 

jelas dan sebenar-benarnya. Islam Dengan begitu tidak dapat disangkal merupakan 

agama wahyu yang banyak menyalurkan sumbangsih pada pertumbuhan dan 

perkembangan dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya di Barat. Walaupun 

demikian, secara tidak langsung juga umat Islam telah  dipengaruhi oleh dunia filsafat 

Yunani, namun ide-ide orisinil para filsuf Islam akan tetap memiliki pengaruh yang 

besar terhadap pemikiran filsafat.13 

Manusia merupakan makhluk yang secara khusus dapat menjadi subyek 

sekaligus obyek. Manusia merupakan makhluk yang unik dan itu sangat menarik bagi 

manusia itu sendiri, seperti mempertanyakan dirinya, apakah manusia itu jahat atau 

baik.  Manusia secara internal itu dipuja, di lain waktu manusia juga dihina, manusia 

terkadang bangga dan bahagia dengan dirinya sendiri, tetapi terkadang manusia juga 

menyesali keberadaannya. Manusia terkadang juga ada dengan tingkah laku yang 

dipandang di luar batas perikemanusiaan, namun sebagian lainnya itu dipandang suci 

karena telah berhasil mencapai tingkat insan kamil atau manusia yang telah berhasil 

 
12 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (t.c; Bandung: CV Penerbit J-art, 

2011), h. 306. 
13 Yunasril Ali, Perkembangan Pemikiran Falsafah Dalam Islam, (Cet. I; Jakarta: Bumi 

Aksara, 1991), h. 30. 
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mencapai jati dirinya. Artinya, siapapun yang telah berhasil mengenal dirinya, secara 

tidak langsung manusia itu akan mengenal Tuhannya, ini menunjukkan bahwa untuk 

mengenal tuhan, manusia harus terlebih dahulu mengenal dirinya sendiri.  

Secara epistemologis keberadaan manusia, tumbuhan dan hewan bahkan yang 

berkaitan dengan masalah metafisik (Tuhan, Malaikat, Surga dan Neraka serta hal 

lain sejenisnya), telah menjadi fokus pembahasan bagi manusia saat ini. Manusia 

pada hal ini, membuat hasratnya timbul untuk membuat suatu pertanyaan.14 

Perbedaannya terletak pada manusia yang memiliki kekhasan sangat tidak biasa 

dibandingkan makhluk lain, karena manusia memiliki perasaan, pikiran, dan 

kehendak, yang semuanya mengarah kepada keakuan, juga terkadang disebut dengan 

jiwa. Jiwa merupakan suatu pembahasan yang begitu menarik bagi para filosof, dan 

inilah alasan manusia mempelajari jiwa, karena jiwa merupakan sesuatu yang 

misterius dan sangat dekat dari hakikat manusia.15 

Manusia diciptakan dari dua elemen yaitu, Jiwa dan raga, kedua elemen inilah 

yang menjadi kesatuan sehingga menyebabkan manusia menjadi hidup dan 

berinteraksi. Jiwa manusia diciptakan oleh Allah swt dengan beberapa kelebihan 

seperti kekuatan untuk melakukan sesuatu kebaikan dan keburukan, bahkan manusia 

dibekali dengan kebebasan memilih dan menentukan arah kehidupannya sendiri.16 

Sebagaimana dalam Q.S Asy-Syams/7-10 yang berbunyi: 

 

 
 14 Abdullah H. Abd. Talib, Pengantar Filsafat; Suatu Pengenalan Awal Memasuki Seluk 

Beluk Dunia Filsafat, h. 1. 
15 Achmad Mubarok, Psikologi Qur,an, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 1. 

 16 Abdul Hamid Al-Bilali, Penyucian Jiwa Metode Tabi’in, (Jakarta Timur: Pustaka Al-

Kautsar, 2000), h. 13. 
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ىَٰٰا   سَوَّ وَمَا  وَتقَْوَىَٰٰا  ٧وَنفَْسٍۢ  فجُُورَهَا  زَكَّىٰٰاَ ٨فأَلَهَْمَهَا  مَن  ٱَفْلحََ  مَن ٩  قدَْ  خَابَ  وَقدَْ 
ىٰٰاَ   ١٠دَس َّ

Terjemahnya : 

“Demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya, maka Dia mengilhamkan 
kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang 
yang menyucikannya (jiwa itu), dan sungguh rugi orang yang 
mengotorinya”17 

 Ayat ini menjelaskan bahwa jiwa itu memiliki peran besar dalam setiap 

individu, terutama dalam membentuk perilaku atau karakter manusia. Kemudian 

Allah sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya melalui fisik dan psikis 

sempurna, kemudian setelah Allah ciptakan manusia itu dengan sempurna, Allah 

masukkan dalam diri manusia itu sifat baik dan buruk. Kemudian manusia sendirilah 

yang menentukan jiwa mereka, ke arah yang baik atau buruk. 

Eksistensi entitas jiwa manusia adalah eksistensi yang berdiri sendiri, manusia 

adalah makhluk yang murni berwujud immaterial dan membutuhkan tubuh untuk 

mengaktualisasikannya di dunia. Pada era sebelum masehi, jiwa manusia telah 

menjadi topik pembicaraan, terutama dalam kalangan para filosof, yang membahas 

berbagai aspek jiwa manusia, mencari asumsi, pemahaman, dan aksioma umum, yang  

berlaku bagi manusia.18 

Plato dan Aristoteles menjelaskan bahwa manusia pada hakikatnya adalah 

hewan yang bisa berbicara, memahami dan berpikir. Pembeda antara manusia dan 

hewan hanyalah dari segi kejiwaannya, seperti akal dan pikiran.19 

 
 17 Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahan 

18 Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2003), h. 73. 
19 Ahmad Fuad Al-Ahwani, Filsafat Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 156. 
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Pembahasan tentang jiwa memang bukan hal yang asing lagi didengar telinga 

manusia, karena setiap orang pasti cukup memahami secara sederhana hakikat  dari 

jiwa, walaupun tidak semua orang dapat mendefinisikannya secara jelas dan spesifik. 

Pengetahuan jiwa kadang juga disebut pengetahuan “badihi”, yang berarti 

pemahaman tentang hal-hal yang tidak membutuhkan pikiran atau penalaran lagi, 

seperti ilmu pengetahuan yang memang sudah ada pada dasarnya, contohnya cinta. 

Setiap individu memahami apa itu jiwa, di mana hal yang memberi kehidupan pada 

jasad, sehingga manusia bebas untuk menentang atau mematuhi hukum alam, akan 

tetapi tidak semua yang  dapat bergerak dianggap memiliki jiwa, karena orang awam 

pun memahami secara sederhana, bahwa robot yang dapat bergerak, itu bukan karena 

robot memiliki jiwa seperti manusia, bahkan jika robot itu dapat bergerak melawan 

hukum alam.20 

Jiwa adalah salah satu topik yang paling menarik bagi kalangan para ilmuwan 

Barat, banyak dari ilmuwan meluangkan waktunya untuk meneliti masalah ini. 

Namun, penelitian para ilmuwan Barat tidak disandarkan pada agama. Hal ini sangat 

kontras dengan ilmuwan Muslim yang berlandasan pada agama. Seperti dalam 

penelitian ini yang membahas salah satu ilmuwan Muslim yang sangat terkenal, yaitu 

Ibnu Sina mengenai filsafat jiwanya, dengan menggunakan metode deskriptif analisis. 

Jiwa adalah kesempurnaan asli yang membuat manusia menjadi nyata, serta 

menjadikan jiwa itu abadi dan tidak hancur dengan hancurnya jasad. 

Salah satu khazanah ilmu pengetahuan Islam ialah filsafat Islam, yang 

merupakan hasil sumbangsih para filsuf Islam yang berupaya menyelaraskan 

 
20 Siti Mariam, “Konsep Jiwa Dalam Perspektif Ibnu Sina”, Skripsi, Universitas Islam Negeri 

Banten, 2018, h. 2-3. 
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pemikiran filsafat dengan ajaran Islam yang bermuatan sarat institusi ilmiah. Cara 

berpikir filosofis para filosof Muslim memang dipengaruhi cara berpikir para filosof 

Yunani (khususnya), tetapi para filsuf Islam tidak dengan mudahnya menerima 

pemikiran filosofis para filsuf Yunani, akan tetapi itu diterima secara bertahap-tahap. 

Alasan inilah yang membuat para filsuf Islam berusaha untuk menyelaraskan logika 

dengan agama, wahyu dan filsafat dengan menggunakan perbandingan akal. 

Perpaduan “bahasa langit” dan “bahasa bumi” telah diakui, sehingga terbentuk suatu 

ilmu dengan metode-metode yang logis, dan khas, dalam  masa kemajuan pemikiran 

rasional Islam.21 Kemudian salah satu filosof Islam dari abad pertengahan yang 

paling menonjol adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina sangat dihormati dan menempati tempat 

khusus dalam sejarah dan perkembangan filsafat hingga saat ini. Ibnu Sina 

membangun sistem filsafat Islam yang lengkap dan terperinci, dengan kecerdasannya 

yang tajam. Ibnu Sina juga berhasil menguasai filsafat dan berbagai cabang-

cabangnya, meskipun harus membutuhkan waktu yang tepat untuk dapat menyelami 

metafisika Aristoteles. Setelah membaca buku ”Agrad Kitab Ma’wara’ Al-Tabi’ah Li 

Aristu” karya Al-Farabi (870- 950M), sepertinya semua pertanyaan itu terjawab 

dengan jelas. Seolah-olah Ibnu Sina telah menemukan kunci dari semua rumah harta 

karun metafisika. Hal inilah yang membuat Ibnu Sina dengan tulus menyatakan 

bahwa dirinya adalah murid setia dari Al-Farabi.22 

Ibnu Sina adalah seorang filosof, ilmuwan, dokter dan penulis yang aktif, 

yang lahir pada masa keemasan peradaban Islam. Saat itu, banyak para ilmuwan 

Muslim yang menerjemahkan teks-teks ilmiah dari Yunani, Persia dan India. Ibnu 

 
21 Herwansyah, Pemikiran Filsafat Ibnu SIna: Filsafat Emanasi, Jiwa dan Al-Wujud, El-Fikr: 

Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam Uin Raden Fatah Palembang, v. I no. I, (2017), h. 54. 
22 Thawil Akhyar Dasuki, Sebuah Kompilasi Filsafat Islam, (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 

1993),  h. 34. 
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Sina adalah seorang filosof Islam yang berhasil membangun suatu kerangka filsafat 

yang lengkap serta terperinci yang mendominasikan tradisi filsafat Islam selama 

berabad-abad. Dampak tersebut terjadi bukan hanya karena Ibnu Sina memiliki 

sebuah kerangka filsafat, akan tetapi karena kerangka yang Ibnu Sina miliki 

menunjukkan keasliannya, dalam menampakkan jiwa yang cerdas dengan 

menemukan cara, serta alasan agar dapat merumuskan kembali gagasan rasional yang 

murni, dan tradisi intelektual Hellenisme yang diperoleh, juga lebih jauh lagi dalam 

sistem agama Islam. Ibnu Sina juga adalah seorang filsuf yang pertama kalinya secara 

lengkap mencatat dan mengilustrasikan anatomi tubuh secara terperinci, juga 

mengenai jiwa manusia. Jiwa bagi Ibnu Sina adalah wujud spiritual (immaterial) ada 

dalam jasad manusia. Jasad dapat berubah secara fisik, tetapi jiwa ada sebelum tubuh 

ada. 

 Sejarah pemikiran filsafat dari zaman Pertengahan, Ibnu Sina telah menjadi 

salah satu tokoh filosof Islam yang telah berhasil membangun sebuah sistem filsafat 

secara lengkap dan tersusun. Sistem tersebut mendominasikan tradisi filsafat Islam 

selama bertahun-tahun lamanya, meskipun ada beberapa serangan dari Al-Ghazali 

dan Fahkruddin Ar-Razi, pembahasan tentang jiwa ini telah mengambil pengaruh 

besar dalam filsafat Ibnu Sina. 

Ibnu Sina mengungkapkan bahwa jiwa itu dapat dibagi dalam tiga komponen. 

Pertama, jiwa tumbuhan, memiliki tiga komponen, yaitu; kemampuan daya makan, 

kemampuan pertumbuhan dan kemampuan reproduksi atau berkembang. Kedua, jiwa 

binatang, yang memiliki dua kekuatan jiwa, yaitu: pertama, suatu keinginan yang 

membuat suatu gerakan badan dan yang kedua, kemampuan emosi yang dapat 

mendorong pokok materi tempat bergeraknya organ. Ketiga, jiwa rasional, yang dapat 
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dibagi pada kemampuan praktis dan kemampuan teoritis. Kemampuan praktis inilah 

yang menjadi prinsip pergerakan dari tubuh dan manusialah yang menjadi 

perantaranya, kemudian manusia mengatur perbuatan dari hidupnya dan kemampuan 

teori akan terkhusus pada manusia.23 

 Ibnu Sina juga menjelaskan bahwa jika fungsi dari jiwa itu terbatas pada 

makan, tumbuh dan reproduksi maka itu adalah jiwa tumbuhan, akan tetapi jika 

penginderaan, gerak, makan dan tumbuh itu merupakan jiwa binatang. Jiwa manusia 

itu meliputi dua fungsi kepada tumbuhan dan binatang dan juga memiliki fungsi yang 

manusiawi atau rasional. Hal ini dibagi menjadi daya-daya atau intelek praktis dan 

juga teoritis. Jadi, ketika bagian rasional ini terdapat pada suatu wujud, maka wujud 

itu menjadi manusia.24  

Ibnu Sina juga memiliki kharisma yang sangat besar bagi kalangan umat 

Islam pada masanya dan juga masa setelahnya. Ibnu Sina juga sangat memengaruhi 

pemikiran para filosof bangsa latin selama abad pertengahan, baik itu secara langsung 

maupun melalui Al-Ghazali, seperti Saint Thomas D’Aquin, Albert Le Grand, 

Gundissalinus, Roger Bacon, Guillaume d’Auvergne  dan Duns Scott. Pengaruh Ibnu 

Sina juga sampai kepada Rene Descartes pada masa Modern. 

Setelah abad pertengahan, muncullah abad Modern yang dipelopori oleh 

tokoh yang terkenal, juga dikenal sebagai bapak filsafat Modern, yaitu; Rene 

Descartes yang berhasil melahirkan suatu konsep dari perpaduan antara ilmu alam 

 
 23 Fazlur Rahman, Avicenna’s Psychology, An English Translation of Kitab Al-Najat, Book II 

Chapter VI (London: Oxford University Press, 1952), h. 25. 

 24 Shams Inati Dkk, artikel Oleh: Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam,  (Jilid I; Bandung: 

Mizan, 2003), h. 293. 
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dan ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat.25 Rene Descartes dalam Pemikirannya 

juga banyak memengaruhi filsuf di masa setelahnya; Rene Descartes juga diakui 

sebagai salah satu pemikir yang paling berperan dan berpengaruh dalam sejarah 

Eropa Modern. 26 

Descartes membagi manusia ke dalam dua bagian yaitu, jiwa dan jasmani, di 

mana jasmani hanyalah sebuah mesin yang bisa bergerak sendiri dengan hukum alam 

atau secara otomatis, sama seperti hewan, yang menjadi pembeda di antara keduanya, 

yaitu jiwa. Hewan bergerak secara otomatis atau naluriah sedangkan manusia 

bergerak secara teratur yang dikendalikan oleh jiwa rasional, sehingga manusia dapat 

disebut makhluk yang sempurna. Jiwa dalam setiap perkembangan akan selalu 

menjadi salah satu teka-teki kemanusiaan yang belum terpecahkan. Meskipun begitu, 

manusia sejak awal perkembangannya selalu dihantui rasa ingin tahu mengenai 

hakikat dirinya sendiri. Manusia hingga saat ini selalu berusaha dengan segala 

kemampuannya untuk memecahkan permasalahan dan hakikat dari jiwa. Manusia 

sangat bersemangat untuk mengetahui lebih teliti dan mendalam tentang  hakikatnya, 

rasa ingin tahu hubungan jiwa dengan badan dan bagaimana dari akhir setelah 

kesudahannya27 

Setelah menelusuri buku-buku yang menjelaskan tentang filsafat jiwa, penulis 

mengetahui bahwa belum ada satu tulisan ataupun karya ilmiah yang secara khusus 

membahas kontribusi filsafat jiwa Ibnu Sina terhadap pemikiran Rene Descartes. 

 
 25 Suaedi, Pengantar Filsafat Ilmu, (Cet. I; Bogor: IPB Press, 2016), h. 4. 

26 Ibrahim Madkour, Filsafat Islam: Metode dan Penerapan Bagian I, Terjemahan, Yudian 

Wahyudi, (Jakarta: Rajawali, 1991),  h. 167-168 
 27 Ibrahim Madkour, Filsafat Islam: Metode dan Penerapan Bagian I, Terjemahan, Yudian 

Wahyudi, h. 168. 
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Maka dalam penelitian ini, penulis mencoba membahas seorang filosof Muslim dan 

juga filosof Barat yang terkenal yakni, Ibnu Sina dan Rene Descartes. Menarik untuk 

dikaji karena cara berpikir filosofisnya yang terinspirasi dari cara berpikir filosofis 

Aristoteles dan Plato, begitupun dengan Rene Descartes. Namun Ibnu Sina tidak 

meninggalkan identitasnya sebagai seorang filosof Muslim. Sejarah pemikiran filsafat 

abad pertengahan, citra Ibnu Sina sebagai seorang filosof Muslim tidak hanya unik, 

tetapi juga semakin dihormati hingga zaman Modern,28 Inilah salah satu alasan yang 

paling mendasar bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai kontribusi 

filsafat jiwa Ibnu Sina terhadap pemikiran Rene Descartes. Ibnu Sina dan Rene 

Descartes menurut penulis adalah seorang tokoh yang begitu berpengaruh dalam 

dunia filosof, termasuk juga dalam dunia Islam dan di dunia Barat. Karya-karya 

keduanya sampai saat ini banyak dijadikan sebagai referensi ilmu pengetahuan. 

Untuk itu, pada penelitian ini akan dijelaskan bagaimana kontribusi Ibnu Sina 

Terhadap pemikiran Rene Descartes mengenai jiwa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Penjelasan latar belakang masalah di atas, maka yang akan 

menjadi rumusan masalah pokok pada penelitian kali ini yaitu, bagaimana 

sumbangsih filsafat jiwa Ibnu Sina dalam pemikiran Rene Descartes. Untuk itu agar 

membuat penelitian ini lebih jelas dan terarah dengan baik, maka penulis membagi 

pokok permasalah menjadi 3 sub bagian, yaitu; 

1. Bagaimana latar belakang historis Ibnu Sina dan Rene Descartes? 

2. Bagaimana pemikiran filsafat jiwa Ibnu Sina dan Rene Descartes? 

 
28 Ahmad Fuad Al-Ahwani, Filsafat Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 82. 
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3. Bagaimana kontribusi filsafat jiwa Ibnu Sina Dalam pemikiran Rene 

Descartes? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah filsafat jiwa Ibnu Sina dan Rene Descartes. 

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini yaitu, hanya berfokus mendeskripsikan 

filsafat jiwa Ibnu Sina kemudian bagaimana kontribusinya terhadap pemikiran filsafat 

jiwa Rene Descartes. Penulis juga akan menguraikan latar belakang kehidupan Ibnu 

Sina dan Rene Descartes semasa hidupnya. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan sebuah ringkasan komprehensif, yang sudah diteliti 

sebelumnya mengenai suatu topik. Kemudian dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini, 

penulis menggunakan macam-macam literatur untuk dijadikan sebagai bahan bacaan 

dan acuan yang dianggap sesuai dengan objek penelitian, seperti berikut ini: 

Pertama, Skripsi karya Iffatul Muzarkasyah dengan judul “konsep jiwa 

manusia menurut Ibnu Sina dan Sigmund Freud Tinjauan Psikologis”, skripsi ini 

berisikan studi perbandingan antara dua tokoh yakni, Ibnu Sina dan Sigmund Freud. 

Skripsi ini menjelaskan konsep mengenai jiwa serta bermacam-macam jiwa dan daya 

yang dimiliki oleh jiwa.29 Skripsi di atas  memiliki persamaan dengan penelitian ini 

yang sama-sama membahas Jiwa dalam pandangan Ibnu Sina, dan perbedaannya 

terletak pada pembahasannya mengenai jiwa yang ditinjau dalam psikologis dengan 

tokoh Ibnu Sina dan Sigmund Freud, sedangkan penelitian ini membahas kontribusi 

pemikiran Ibnu Sina terhadap pemikiran Rene Descartes. 

 
 29 Ifful Muzarkasyah, “Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Sigmund Freud, Sebuah Studi 

Komparasi” Skripsi, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 
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Kedua, buku karangan Fazlur Rahman yang berjudul “Avicenna’s Psychology, 

An English Translation of Kitab Al-Najat”. Buku ini menjelaskan sebuah kajian-

kajian tentang asal-usul jiwa, serta dijelaskan pula seperti, jiwa yang tidak mati 

dengan kematian jasad, jiwa yang tidak rusak, jiwa binatang, jiwa tumbuhan dan jiwa 

yang rasional. Persamaan dari penelitian ini, karena sama-sama membahas tentang 

jiwa dalam pandangan Ibnu Sina, kemudian perbedaannya terletak pada 

pembahasannya, yang di mana penelitian di atas membahas asal-usul jiwa menurut 

Ibnu Sina sedangkan penelitian ini membahas kontribusi Ibnu Sina terhadap 

pemikiran Rene Descartes tentang jiwa. 

Ketiga, buku yang ditulis oleh Ris’an Rusli berjudul “Filsafat Islam: Telaah 

Tokoh dan Pemikirannya”. Buku ini menjelaskan beberapa tokoh dan corak  

pemikiran-pemikirannya. Kemudian membahas riwayat hidup dari Ibnu Sina serta 

corak pemikirannya mengenai jiwa, dan membaginya dalam tiga bagian yakni. 

Pertama, Jiwa Tumbuh-tumbuhan yang mempunyai tiga daya yaitu, makan, tumbuh, 

dan berkembang. Kedua, jiwa binatang yang mempunyai 2 bagian yaitu, gerak dan 

menangkap. Ketiga, jiwa manusia yang mempunyai 2 daya yaitu: daya praktis dan 

daya teoritis. Ibnu Sina juga mengemukakan bahwa meskipun jiwa itu ada 

berbarengan dengan badan tetapi jiwa itu tidak hancur bersamaan dengan hancurnya 

badan.30 Buku di atas  memiliki persamaan dengan penelitian ini yang sama-sama 

membahas Jiwa dalam pandangan Ibnu Sina, serta riwayat hidupnya, dan 

perbedaannya terletak pada pembahasannya mengenai jiwa yang ditelaah melalui 

 
 30 Ris’an Rusli, Filsafat Islam: Telaah Tokoh dan Pemikirannya, (Cet. I, Makassar: Kencana, 

2021). 



15 

 

beberapa tokoh sedangkan penelitian ini membahas kontribusi filsafat jiwa Ibnu Sina 

terhadap pemikiran Rene Descartes. 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Azwar, berjudul “Pemikiran Ibnu Sina 

Tentang Jiwa”. Skripsi ini menjelaskan konsep dari pemikiran Ibnu Sina tentang 

konsep jiwa manusia, di mana jiwa merupakan substansi yang ruhani dan merupakan 

suatu sumber kekuatan, seperti menangkap, gerak, rekoleksi dan tingkah laku. 

Kemudian di dalam diri manusia itu memiliki tiga bentuk jiwa, yakni, jiwa tumbuh-

tumbuhan, jiwa hewan dan juga jiwa manusia. Berkaitan dengan penciptaan jiwa 

dalam jasmani manusia, Ibnu Sina mengemukakan bahwa jiwa itu eksis bersama 

dengan jasmani, di mana jiwa itu tidak berasal dari jasmani tetapi berasal dari suatu 

substansi yang merupakan satu bentuk dari jasmani.31 Skripsi di atas  memiliki 

persamaan dengan penelitian ini yang sama-sama membahas tentang Jiwa dalam 

pandangan Ibnu Sina, dan perbedaannya terletak pada tujuan penelitiannya, yang di 

mana hanya membahas konsep jiwa dalam pandangan Ibnu Sina, sedangkan 

penelitian ini membahas kontribusi pemikiran Ibnu Sina terhadap pemikiran Rene 

Descartes tentang jiwa. 

Kelima, buku yang ditulis oleh  Zainal Abidin yang berjudul “Filsafat 

Manusia; Memahami Manusia Melalui Filsafat”. Buku ini dijadikan sebagai 

pengantar untuk menjelaskan hakikat manusia menurut pemikiran serta cara pandang 

yang ada dan juga aliran filsafat Barat Modern. Misalnya Auguste Comte, Nietzsche, 

Husserl, Shcopenhauer, Wilhelm Dilthey, Heidegger, Sarte dan Rene Descartes. 

Buku ini menjelaskan, bahwa Descartes menggunakan metode yang selalu 

 
 31 Azwar, “Pemikiran Ibnu Sina Tentang jiwa”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,  2007. 



16 

 

meragukan segala hal, tindakan itu dilakukannya untuk memberikan bukti yang pasti. 

Descartes juga memandang jiwa  berbeda dengan tubuh, sehingga Descartes masuk 

dalam aliran dualisme karena pembedaannya mengenai jiwa dan tubuh.32 Buku di 

atas  memiliki persamaan dengan penelitian ini yang sama-sama membahas Jiwa 

dalam pandangan Rene Descartes, dan perbedaannya terletak pada pembahasannya, 

yang di mana buku di atas membahas hakikat manusia sedangkan penelitian ini 

membahas kontribusi pemikiran Ibnu Sina tentang jiwa terhadap pemikiran Rene 

Descartes. 

Beberapa karya tulis ilmiah di atas, yang mengupas tentang pemikiran Ibnu 

Sina dan rene Descartes. Penulis belum menemukan secara spesifik hal yang 

membahas filsafat jiwa Ibnu Sina dengan Rene Descartes, terutama tentang kontribusi 

Ibnu Sina terhadap pemikiran Rene Descartes. Di mana fokus pembahasan hanya 

menitik beratkan pada kontribusi filsafat jiwa Ibnu Sina dalam pemikiran Rene 

Descartes. Hal inilah yang akan membedakan karya-karya ilmiah sebelumnya dengan 

karya ilmiah yang penulis akan tulis. 

E. Metodologi Penelitian 

 Proses penyusunan dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini, penulis 

menggunakan beberapa metodologi penelitian, seperti berikut ini: 

1. Jenis Penelitian 

Proses penyelesaian karya tulis ilmiah ini, akan disusun dengan 

mendasarkan pada penelitian kepustakaan (library research). Artinya bahwa 

penelitian ini diperoleh dari bahan tertulis termasuk juga hasil penelitian, baik itu 

 
 32 Zainal Abidin, Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat, (Cet. V; Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2009). 
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yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.33 Penelitian ini 

mengandalkan data pustaka yang kemudian diolah kembali sebagai bahan 

penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pedoman karya tulis ilmiah Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, di mana penggunaan perspektif dalam membahas suatu objek 

penelitian itu harus bersangkutan dengan akademik dan fakultas serta program 

studi mahasiswa, dengan itu penulis menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai 

berikut:34 

a. Pendekatan Filosofis, yaitu menganalisis data secara kritis dan mendalam 

guna mendapatkan hasil penelitian yang rasional dan terarah. Penulis juga 

melakukan telaah yang lebih mendalam terhadap beberapa materi yang 

berkaitan dengan isi pembahasan yang diangkat, mengenai kontribusi 

filsafat jiwa Ibnu Sina terhadap pemikiran filsafat jiwa Rene Descartes. 

b. Pendekatan Teologis, yaitu memahami konsep pemikiran Ibnu Sina dan 

Rene Descartes mengenai jiwa dengan menggunakan kerangka ilmu 

ketuhanan yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadis. 

c. Pendekatan Psikologis, merupakan cara pandang mengenai banyak macam 

fenomena dan dimensi tingkah laku manusia, baik itu secara individual, 

sosial dan spiritual juga serta menjadi tahapan perkembangan dalam 

 
 33 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Cet. I, 

Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 63. 

 34 Muljono Damapoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Cet. I, Makassar: Alauddin 

Press, 2013), h. 16. 



18 

 

memahami Agama. Hal ini sangat cocok dengan tema yang penulis akan 

teliti, yakni filsafat jiwa Ibnu Sina dan Rene Descartes di mana membahas 

jiwa dari manusia. 

d. Pendekatan Hermeneutik, yaitu penafsiran teks yang mencakup dua fokus 

perhatian berbeda dan saling berinteraksi, yaitu pemahaman terhadap teks 

dan persoalan yang lebih mengarah ke pemahaman interpretasi itu. 

Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan teks atau karya Ibnu Sina 

dan Rene Descartes agar lebih dipahami secara umum. 

3. Sumber Data 

Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh dari data-data primer 

dan sekunder. 

a. Data Primer, yaitu data-data yang diperoleh langsung dari sang tokoh 

seperti tulisan-tulisan atau karya-karya yang pernah ditulis oleh Ibnu Sina 

dan rene Descartes, secara langsung yang menjadi rujukan pada penelitian 

ini. 

b. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari tulisan atau karya orang 

lain yang membahas tentang Ibnu Sina dan Rene Descartes, atau tentang 

filsafat jiwa Ibnu Sina dengan Rene Descartes, baik itu berupa buku, jurnal, 

artikel, ataupun media publikasi lainnya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan, di mana penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data-

data yang diperlukan, misalnya dalam menganalisis bahan pustaka atau dokumen 

yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. 
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5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Jenis penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan pola 

kerja bersifat deskriptif dan kualitatif. Analisis ini juga menggunakan isi (content 

analysis) yaitu pembahasan yang mendalam terhadap objek penelitian. Analisis isi 

meliputi analisis interpretasi dan interpretatif, penulis akan berusaha 

mendeskripsikan latar belakang kehidupan dan keilmuwan Ibnu Sina dan Rene 

Descartes, serta bagaimana sumbangsih filsafat jiwa Ibnu Sina dalam pemikiran 

Rene Descartes. Kemudian melalui metode interpretatif, penulis akan memahami 

pemikiran Ibnu Sina dan Rene Descartes, kemudian akan diteliti agar dapat 

maksud dari sang tokoh.35 

Adapun analisis yang digunakan penulis dalam menggunakan metode 

interpretasi yaitu: 

a. Metode induktif, yaitu menganalisis data yang awalnya bersifat khusus 

kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Metode deduktif, yaitu menganalisis data yang awalnya bersifat umum 

kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat khusus. 

c. Metode komparatif, yaitu perbandingan konsep mengenai pembahasan 

penelitian antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Di mana akan 

memperlihatkan hubungan, persamaan, perbedaan, dan kemudian menarik 

kesimpulannya.36 

 
 35 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Cet. I, 

Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 41. 

 36 Winarno Surakhmat. Dasar-Dasar Teknik Research  (Cet. IV; Bandung: Tarsito, 1977), h. 

122. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Memahami latar belakang historis Ibnu Sina dan Rene Descartes 

b. Memahami pemikiran filsafat jiwa Ibnu Sina dan Rene Descartes. 

c. Memahami kontribusi pemikiran filsafat jiwa Ibnu Sina terhadap 

pemikiran Rene Descartes. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis 

1) Penelitian ini dapat berguna dalam menambah khasanah keilmuan dan 

pengetahuan terkhusus pada bidang pengetahuan ilmu filsafat. 

2) Penelitian ini juga dapat membantu pembaca agar lebih memahami 

filsafat jiwa 

3) Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya termasuk 

perguruan tinggi, lembaga belajar lainnya mengenai masalah filsafat jiwa. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sebuah ilmu 

pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu filsafat. 

2) Dapat memberikan penjelasan lebih jelas tentang filsafat jiwa Ibnu Sina 

dengan Rene Descartes. 

3) Dapat memenuhi syarat dalam menyelesaikan strata satu gelar Sarjana 

Agama Islam.  
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BAB II 

BIOGRAFI IBNU SINA DAN RENE DESCARTES 

A. Riwayat Hidup 

1. Ibnu Sina 

Ibnu Sina lahir pada masa kekacauan Khilafa Abbasiyah yang 

mengalami kemunduran serta negeri yang awalnya berada pada kekuasaan 

Khilafah tersebut mulai melepaskan diri satu-persatu.37 Ibnu Sina lahir di 

Desa Afsyanah tidak jauh dari Bukhara, Persia Utara. Ibnu Sina lahir dengan 

nama Abu Ali Al-Husain Ibn Abdillah Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Sina. Ibnu Sina 

dilahirkan pada tahun 270 H (980 M), di Afsyanah,38 orang tuanya merupakan 

seorang pegawai tinggi pada masa pemerintahan Dinasti Saman. Ibnu Sina 

dibesarkan di Bukhara dan mempelajari falsafah kedokteran serta ilmu-ilmu 

agama Islam.39  

Ketajaman berpikir Ibnu Sina membuatnya banyak mempelajari 

filsafat serta cabang-cabangnya, dengan pengaruh cukup besar dari 

Aristoteles. Umur sepuluh tahun Ibnu Sina telah khatam Al-Qur’an, dan umur 

17 tahun itulah Ibnu Sina memahami seluruh teori kedokteran yang ada pada 

saat itu. Ibnu Sina mempelajari ilmu kedokteran pada gurunya yang bernama 

Isa bin Yahya, yang membuat Ibnu Sina menjadi seorang dokter di Isfahan. 

Sosok Ibnu Sina kemudian menjadi terkenal dengan keahliannya itu sehingga 

banyak orang datang untuk berguru kepadanya. Ibnu Sina juga pernah 

 
37 Sudarsono, Filsafat Islam, (Cet. III, Jakarta: Rineka CIpta, 2010), h. 40. 
38 Nurcholish Madjid, Kaki Langit Peradaban Islam, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 94. 
39 Wahyu Murtiningsih, Para Filsuf Dari Plato Sampai Ibnu Bajjah, (Cet. III, Jogjakarta; 

2014),  h. 320-321. 
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dipanggil ke dalam istana untuk mengobati seorang pangeran yang bernama 

Nuh Ibn Mansur, sampai keadaan pulih atau sehat kembali. Ibnu Sina juga 

pernah diangkat menjabat sebagai menteri oleh Sultan Syams Al-Dawlah 

seorang yang berkuasa di Hamdan.40 Selain dikenal sebagai filsuf dan dokter, 

Ibnu Sina juga adalah seorang penyair dan sebagian buku-bukunya  ditulis 

dalam bentuk syair, akan tetapi bukunya ini telah banyak disalin ke dalam 

bahasa Latin.41 

Ibnu Sina berguru kepada Abu ‘Abd Allah Al-Natili dan Isma’il Sang 

Zahid,42 yang di mana berhasil menguasai ilmu pengetahuan yang diajarkan 

gurunya secara lengkap bahkan melebihi gurunya sendiri. Setelah mngetahui 

semua ilmu yang diberikan oleh gurunya, Ibnu Sina merasa bingung untuk 

memuaskan hasrat belajarnya. Kemudian Ibnu Sina  mendapatkan petunjuk 

atas kebingungannya, Ibnu Sina diberikan kebebasan masuk ke perpustakaan 

istana Khutub Khana43, hal itu didapatkan atas keberhasilannya mengobati 

pangeran Nuh Ibn Mansur seperti yang dijelaskan tadi. Di perpustakaan itulah 

Ibnu Sina banyak menghabiskan waktunya dari siang hingga malam demi 

memuaskan hasrat belajarnya. Kejeniusan Ibnu Sina inilah yang telah 

mengantarkannya  dalam keberhasilannya menguasai semua ilmu 

pengetahuan dengan baik, juga dengan dukungan dari penguasa yang telah 

memberikannya kebebasan. 

 
40 Harun Nasution, Falsafat dan Misticisme dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 

29. 
41 Muhammad Usman Najati, Jiwa Dalam Pandangan Para Filosof Muslim, Terjemahan Gazi 

Saloom, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), h. 137-138. 
42 Madjid Fakhry, Sejarah Filsafat Islam, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1987), h. 191. 
43 Muhammad Athif Al-‘Iraqy, al-Falsafat al-Islamiyat, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1978), h. 44. 
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Ibnu sina juga secara tidak langsung telah berguru kepada salah satu 

filosof muslim yaitu, Al-Farabi, ini dikarenakan Ibnu Sina dalam kesulitan 

memahami metafisika Aristoteles, walaupun Ibnu Sina telah membacanya 

sebanyak 40 kali dan menghafalnya, akan tetapi Ibnu Sina tidak dapat 

memahaminya. Ibnu Sina kemudian mendapat jawaban dengan risalah Al-

Farabi, Ibnu Sina terbantu dalam memahami metafisika Aristoteles sehingga 

Ibnu Sina menuliskan dalam otobiografinya atas hutang budinya tersebut.44 

Secara singkat Ibnu Sina dikatakan sebagai pewaris filsafat 

Neoplatonisme Islam yang dikembangkan Al-Farabi, atau bahasa lainnya Ibnu 

Sina adalah penerus dan pengembang filsafat Yunani yang lebih dulu dirintis 

oleh Al-Farabi dan telah dibukakan pintunya oleh Al-Kindi. Keberhasilannya 

itu membuat filsafat sukses di tangannya atau boleh dikatakan bahwa filsafat 

telah mencapai puncak-puncaknya, dari prestasi itulah Ibnu Sina diberi sebuah 

kehormatan dengan diberi  gelar nama Al-syaikh Al-Rais, yang bermakna 

pemimpin utama.45 

Sejarah pemikiran filsafat telah menjadikan Ibnu Sina sebagai seorang 

filsuf Muslim yang luar biasa. Bukan hanya mewariskan sistem berfikir tetapi 

Ibnu Sina juga merupakan satu-satunya filsuf Islam. Karyanya banyak 

memengaruhi perkembangan Islam, Ibnu Sina juga menunjukkan dasar 

pijakan berfilsafat dalam tradisi keilmuan Islam dengan metode-metode yang 

dilengkapi dengan argumen yang ketat. Ibnu Sina dengan gagasannya ini 

berusaha merumuskan kembali pemikiran rasional murni dan tradisi 

intelektual Hellenisme, yang diwarisi dalam sistem keagamaan Islam. 

 
44 Madjid Fakhry, Sejarah Filsafat Islam, h. 190. 
45 Nurcholish Madjid, Khazanah Intelektual Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 31. 
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Karya-karya Ibnu Sina seringkali ditemui dengan menggunakan 

bahasa Arab dan Persia. Karyanya yang terkenal adalah Asy-Syifa, An-Najat, 

dan Al-Isyarat. Ibnu Sina di Barat lebih dikenal dengan nama Avicenna, Ibnu 

Sina juga diberi gelar  The Prince of The Physician oleh para sarjana Barat.  

Pemikiran filsafat Ibnu Sina dikenal dengan konsep kejiwaan yang 

dimilikinya. Buku-buku Ibnu Sina yang membahas masalah kejiwaan 

bersumber dari pemikiran yang tidak lepas dari berbagai persoalan filsafat. 

Filsafat jiwa Ibnu Sina dipengaruhi oleh filsafat Galius, Plotinus, khususnya 

Aristoteles yang banyak dijadikannya sebagai sumber gagasannya. Namun, itu 

tidak berarti bahwa Ibnu Sina tidak memiliki konsep sendiri atau pikiran 

sebelumnya, baik itu dalam soal fisika ataupun metafisika. 

Ibnu Sina dalam teori fisikanya telah banyak menggunakan 

eksperimen serta mengupas pembahasan dalam ranah kedokteran. Kemudian, 

dalam ranah metafisika Ibnu Sina mendalami serta memperbaharui, yang 

menyebabkannya mendekati pendapat para filsuf modern.  Pengaruh Ibnu 

Sina dalam pemikiran kejiwaan tidak dapat dihiraukan lagi terkhusus pada  

pemikiran Arab pada abad 10 M-19 M.46 

Pada abad pertengahan buku-buku Ibnu Sina dijadikan sebagai bahan 

ajaran mata kuliah di berbagai universitas, sehingga membuat namanya 

semakin dikenal di Eropa dan dianggap sebagai tokoh yang sangat 

berpengaruh pada abad itu, bahkan sampai saat ini buku-buku atau karya-

karyanya banyak dijadikan sebagai bahan referensi.47 

 
46 Wahyu Murtiningsih, Para Filsuf Dari Plato Sampai Ibnu Bajjah, h. 321. 
47 Hasyimsyah Nasution, Filsafat Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 66-67. 
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Ibnu Sina dalam kesuksesannya itu, juga seringkali mendapat cobaan 

yang harus dilaluinya, seperti saat perpustakaan istana Khutub Khana 

terbakar, Ibnu Sina dituduh sebagai dalang terjadinya insiden tersebut dengan 

alasan agar orang lain tidak dapat mempelajari ilmu pengetahuan yang ada 

pada perpustakaan itu. Ibnu Sina juga pernah dipenjara oleh putra Al-Syams 

Al-Dawlah, hanya dikarenakan Ibnu Sina tidak menyukai kehadirannya. Ibnu 

Sina dipenjara selama berbulan bulan, kemudian berhasil meloloskan diri dan 

melarikan diri ke Isfahan. Ibnu Sina kemudian disambut dengan hormat oleh 

para pengagumnya, dan di kota inilah Ibnu Sina mengabdikan dirinya sampai 

akhir hidupnya dan wafat pada tahun 428 H (1037 M), di umur 57 tahun.48 

2. Rene Descartes 

Rene Descartes, merupakan seorang filsuf yang berasal dari Perancis, 

yang lahir pada tanggal 31 Maret tahun 1596 M, di kota La Haye Toitrane, 

Perancis. Descartes juga dikenal sebagai renatus Cartesius, selain seorang 

filsuf Descartes juga merupakan seorang matematikawan Perancis. Rene 

Descartes juga dijuluki sebagai “Bapak Filsafat Modern”, menurut Bertrand 

Russell gelar tersebut diberikan karena Descartes berhasil membangun filsafat 

atas keyakinannya sendiri yang diperoleh atas pengetahuan rasionalnya, dan 

Descartes juga orang pertama pada zaman modern yang membangun fondasi 

filsafat menggunakan akal atau rasionya. Descartes juga merupakan orang 

yang pertama pada saat akhir abad pertengahan yang memberikan 

argumentasi yang kuat dan dapat diterima, Descartes menyimpulkan bahwa 

 
48 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya, (Cet. VI Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), h. 96. 
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dasar filsafat adalah akal, bukan iman, bukan perasaan, bukan ayat, serta 

bukan hal lainnya.49 Corak pemikiran rasional Descartes menjadi sebuah 

kontribusi pemikiran yang dapat diterima oleh dunia. Rene Descartes 

mempelajari berbagai ilmu pengetahuan termasuk teologi dan filsafat yang 

lebih cenderung ke dalam idealisme Platonian dan realisme Aristotelian. 

Namun Descartes mengungkapkan kelemahan kedua tradisi tersebut sehingga 

melahirkan ketidakpastian. Oleh karena itu Descartes mengawali filsafat 

modern dengan berfokus kepada permasalahan epistemologi dengan mencoba 

mencari fondasi yang kuat guna menemukan kebenaran secara absolut dan 

pasti. Descartes dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Descartes mulai 

merasa risih atas ketidakpastian ilmu pengetahuan, terkecuali ilmu 

matematika. Semua itu dikarena banyaknya perdebatan mengenai ilmu 

pengetahuan yang tidak pasti atau mutlak.50 

Rene Descartes adalah putra ketiga dari seorang parlemen Inggris, 

adapun latar belakang keluarga Rene Descartes, yang merupakan seorang 

Borjuis yang mempunyai banyak tanah. Descartes mendapatkan warisan 

setelah ayahnya meninggal dunia, kemudian Descartes menjual warisan 

tanahnya dan menjadikan hasil warisan tersebut sebagai investasi dengan 

mendapatkan enam sampai tujuh juta French pertahunnya.51 

 
49 Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat: Kaitan dengan Kondisi Sosio Politik Zaman Kuno 

Hingga Sekarang, Terjemahan Sigit Jatmiko Dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.501. 
 
50 Mursyid Fikri, Rasionalisme Descartes dan Implikasinya Terhadap Pemikiran Pembaharuan 

Islam Muhammad Abduh, Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang, v. 3 no. 2 (2018), h. 130. 
51 Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 733. 
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Rene Descartes adalah seorang yang taat mengerjakan ibadah sesuai 

dengan ajaran katolik, dan juga penganut bid’ah-bid’ah Galileo yang pada 

waktu itu masih ditentang oleh pemuka-pemuka Gereja. Seperti yang di dalam 

bukunya berjudul Lamonde menjelaskan tentang dua pemikiran bid’ah yakni 

rotasi bumi dan keterhinggaan alam semesta. 

Rene Descartes pertama kali menempuh pendidikannya di Universitas 

Jesuites, La Fleche pada tahun 1604-1612 M, kemudian Descartes berhasil 

mendapatkan pengetahuan dasar karya ilmiah Latin dan Yunani, musik dan 

akting, serta bahasa Prancis, disamping itu juga Descartes mempelajari 

tentang filsafat, fisika, logika dan juga mendapat dasar-dasar matematika 

modern yang saat itu sulit didapatkan di kebanyakan universitas lainnya. 

Bukan hanya itu, Descartes juga memperoleh pengetahuan mengenai logika 

Aristoteles, etika Nicomachus, astronomi dan ajaran metafisika Thomas 

Aquinas. Pada saat pendidikan, Descartes mendapat kebingungan dalam 

memahami aliran filsafat yang saling berlawanan.52 Kemudian pada tahun 

1612 M, Descartes mengawali perjalanannya ke Paris, namun kehidupannya 

di Paris membuatnya bosan, sehingga Rene Descartes kembali ke Perancis 

untuk mengasingkan diri ke daerah yang terpencil, tepatnya di Faubourg St. 

Germain, disini Descartes mempelajari “Geometri”. Rene Descartes disaat 

mempelajari Geometri, Descartes lebih suka kehidupan sendiri tanpa 

gangguan dunia luar agar lebih konsentrasi dalam pembelajarannya, akan 

tetapi disaat kesendiriannya itu Descartes ditemukan oleh teman-temannya 

sehingga membuatnya lebih menyembunyikan diri lagi. Kemudian Descartes 

 
52 Juhaya S. Praja,  Aliran-Aliran Filsafat dan Etika, (Bandung: Yayasan Piara, 2002), h. 62. 
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masuk pendaftaran tentara Bavaria di Belanda pada tahun 1617 M, setelah 

Descartes bergabung dalam tentara Bavaria pada tahun 1619-1620 M, dikota 

tersebut Descartes menemukan pengalaman yang akhirnya dimasukkan dalam 

bukunya berjudul Discours de la Methode.53 Buku tersebut menceritakan 

tentang suatu pengalaman yang unik tentang mimpi yang dialami sebanyak 

tiga kali dalam semalam, yang ditulis sebagai bagian dari kehendak Tuhan 

dan Descartes pensiun dari dunia tentara pada tahun 1621 M.54 

Rene Descartes setelah berkelana ke Italia, kemudian kembali menetap 

di Paris sampai tahun 1625 M, setelah tiga tahun Descartes kembali masuk 

tentara, namun tidak berselang lama Descartes keluar lagi dan pada akhirnya 

Descartes memutuskan untuk menetap di Belanda. Selama Rene Descartes 

hidup di Belanda Descartes merasa bebas untuk berpikir leluasa dalam 

menyusun karya-karyanya dalam bidang ilmu filsafat, Descartes menetap di 

Belanda selama  kurang lebih 20 tahun tepatnya pada tahun 1629 M-1649 M. 

Rene Descartes selama hidupnya memang belum menikah, namun 

Descartes memiliki seorang putri kandung yang berusia 5 tahun sebelum 

putrinya meninggal, dalam catatannya itulah hal yang paling menyedihkan 

dalam hidupnya. Kemudian, Rene Descartes menghabiskan sisa hidupnya di 

Swedia, untuk memenuhi undangan Ratu Cristine mengajarkan pelajaran-

pelajaran untuknya, yang membuat Rene Descartes mengharuskan mengajar 

pada waktu jam 5 pagi, membuat Rene Descartes jatuh sakit dan 

menghembuskan nafas terakhirnya pada 11 Februari 1650 M di usia 54 tahun 

 
53 Atang Abdul Hakim dan Bani Ahmad Saebani, Filsafat Umum:Dari Meteologi Sampai 

Teofilosofi, (Cet. I, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2008), h. 249. 
54 Mursyid Fikri, Rasionalisme Descartes dan Implikasinya Terhadap Pemikiran Pembaharuan 

Islam Muhammad Abduh, h. 131. 
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di Stockholm Swedia. Jenazah Rene Descartes kemudian dipindahkan ke 

Perancis pada tahun 1667 M, dan pada akhirnya tengkorak Rene Descartes di 

Museumkan di D’Histoire Naturelle, tepatnya di Paris.55 

Semasa hidupnya Rene Descartes tidak hanya mencurahkan 

pikirannya dalam bidang ilmu filsafat, tetapi Descartes juga seseorang yang 

mempunyai perhatian begitu luas dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya 

dalam ilmu yang pasti, dengan itu Descartes dikenal sebagai seorang 

Polymath. Sumbangan pemikirannya juga mempunyai cukup andil yang besar 

dalam dunia ilmu pengetahuan, yang di mana Descartes berhasil menemukan 

ilmu ukur coordinator atau juga disebut sebagai Coordinat Geometri.56 

Rene Descartes juga dipanggil sebagai “penemu filsafat modern” dan 

“bapak matematika modern”, yang merupakan salah satu pemikir yang sangat 

berpengaruh dalam sejarah Barat modern. Descartes juga menjadi sosok yang 

banyak menginspirasi generasi setelahnya seperti para filsuf kontemporer, di 

mana membawa mereka membentuk sebuah pemikiran atau aliran yang 

banyak dikenal pada masa dewasa ini yakni “Rasionalisme Kontinental”, 

sebuah posisi filosofikal pada Eropa abad ke 17-18.57 

Pemikiran Descartes membuat revolusi falsafati di Eropa karena 

argumennya yang menyatakan semua hal di alam semesta bersifat tidak pasti 

kecuali kenyataan bahwa seseorang dapat berpikir. Ini juga membuktikan 

 
55 Zubaedi dkk, Filsafat Barat: Dari Logika Baru Rene Descartes Hingga Revolusi Sains Ala 

Thomas Khun, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2007), h. 23. 
56 Mursyid Fikri, Rasionalisme Descartes dan Implikasinya Terhadap Pemikiran Pembaharuan 

Islam Muhammad Abduh, Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang, h. 131. 
57 Rene Descartes, The Passions Of The Soul: Hasrat Jiwa, Terjemahan Susanti (Yogyakarta: 

Penerbit Indoliterasi, 2021), h. 289. 



30 
 

 

bahwa keterbatasan seseorang dalam berpikir dan mengakui bahwa sesuatu 

yang diluar kemampuan pemikiran manusia, maka dari itu Descartes 

membedakan pikiran dan fisik. Pada akhirnya manusia akan mengakui 

keberadaannya sendiri dengan alam pikirannya, atau dalam bahasa Latin yang 

diungkapkan Descartes cogito ergo sum atau dalam bahasa Prancis dikatakan 

sebagai je pense donc je suis di mana keduanya memiliki arti ”aku berpikir 

maka aku ada”.58 Walaupun Descartes lebih dikenal karena karya-karya 

filosofisnya, tetapi Descartes juga terkenal sebagai pencipta sistem koordinat 

kartesius, yang berhasil memengaruhi perkembangan kalkulus modern. 

B. Karya-karya Ibnu Sina dan Rene Descartes 

1. Karya Ibnu Sina 

Ibnu Sina memiliki banyak karya-karya, yang diperkirakan sebanyak 

250 judul, di dalamnya termasuk buku-buku singkat serta sekumpulan dari 

surat-suratnya, itu semua sudah mencakup tema-tema yang sangat populer 

pada pada masanya (Abad Pertengahan). Tulisan Ibnu Sina pada umumnya 

menggunakan bahasa Arab, namun sebagian tulisannya juga ada yang 

berbahasa Persia, seperti buku yang dipersembahkan kepada Ali ad-Daulah, di 

mana dianggap sebagai tulisan falsafi pertama yang berbahasa Persia. Ibnu 

Sina dalam karyanya yang bertulisan Arab kadang masih sulit dipahami, 

dikarenakan gaya bahasa Arabnya. Setelah berada di Isfahan Ibnu Sina 

mempelajari sastra Arab, kemudian Ibnu Sina berhasil menjawab sebagian 

 
58 Rene Descartes, The Passions Of The Soul: Hasrat Jiwa, h. 289. 
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kritikus-kritikus sastra Arab dan juga serta berhasil memperbaiki gaya 

bahasanya yang sulit dipahami.59 

Karya-karya filsafat Ibnu Sina meliputi berbagai macam karyanya 

seperti Asy-Syifa’ yang bermakna Penyembuhan, karya ini dianggap sebagai 

ensiklopedia ilmiah terpanjang yang pernah ditulis oleh seorang pengarang. 

Buku ini terbagi menjadi empat bagian yakni, logika, matematika, fisika dan 

metafisika (ketuhanan). Buku ini juga mempunyai beberapa naskah yang 

tersebar di berbagai perpustakaan yang terletak di Timur dan Barat. Kemudian 

Sufficienta (dalam bahasa latin), karya Ibnu sina ini juga termasuk sebagai 

ensiklopedia pengetahuan terbesar yang pernah ditulisnya. Selanjutnya pada 

tahun-tahun terakhir di hidupnya Ibnu Sina menulis berupa  buku-buku, 

seperti al-Isyarat wal Tanbihat yang mempunyai arti “petunjuk-petunjuk dan 

peringatan-peringatan”. Karya ini juga merupakan mahakarya terbesar Ibnu 

Sina, buku ini juga pernah diterbitkan di Leiden tahun 1892 M, dan 

sebagiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, yang kemudian 

diterbitkan lagi pada tahun 1947 di Kairo. Selanjutnya buku an-Najat yang 

merupakan ringkasan dari Asy-Syifa, diterbitkan bersamaan dengan buku Al-

Qanun, dalam ilmu kedokteran pada tahun 1593 M di Roma dan tahun 1331 

M di Mesir. Selain daripada itu Ibnu Sina juga menulis sejumlah buku-buku 

besar seperti mengenai logika, ilmu alam, ilmu jiwa, ilmu teologi, dan tidak 

sampai disitu Ibnu sina juga menulis bukunya al-Bathiniyyah, yang termasuk 

buku yang penting.60 

 
59 Seyyed Hossein Nasr, Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), 

h. 49-50. 
60 Seyyed Hossein Nasr, Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam, h. 50.  
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Ibnu Sina di samping itu menulis beberapa risalah mengenai logika, 

psikologi, metafisika, dan kosmologi, serta juga menulis buku-buku kecil 

yang membahas masalah-masalah tertentu dalam bidang ilmu aeronautika, 

ilmu alam dan ilmu lainnya. Karya Ibnu Sina yang secara khusus membahas 

masalah kedokteran ialah, al-Qanun atau Canon of Medicine,61 (kaidah 

kedokteran), buku ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan juga 

dijadikan sebagai buku standar di Universitas-universitas Eropa sampai akhir 

abad ke-17 M. Buku ini diterbitkan pada tahun 1593 M di Roma dan tahun 

1323 H di India.62 Bahkan sampai saat ini masih banyak dipelajari, terutama 

di timur. Kemudian kitab Alarjuzah juga membahas masalah kedokteran yang 

terhimpun dari dasar-dasar kedokteran islami, yang ditulis dengan bait-bait 

syair bersejarah, dan sangat mudah dihafalkan, tidak lupa juga dengan karya 

buku-buku lainnya baik itu dari bahasa Arab maupun bahasa Persia, yang juga 

banyak membahas mengenai upaya penyakit beserta obatnya.63 

Karya-karya “esoterik” Ibnu Sina  tentang filsafat Timurnya yang 

tidak kalah pentingnya adalah Risalah fi al-‘Isyiq  yang mempunyai arti 

“risalah tentang cinta”, trilogy Hayy bin Yaqdzan atau dalam bahasa Indonesia 

“hidup putra kesadaran, Risalah al-Thair yang berarti ”Risalah tentang 

burung”, dan yang terakhir Salaman wa Abshal tiga bab terakhir dari Al-

Isyarat dan Mantiq al-Masyriqiyin (logika orang-orang Timur), karya ini 

 
61 A. Hanafi, Pengantar Filsafat Islam, (Cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 170. 
62 Atang Abdul Hakim dan Bani Ahmad Saebani, Filsafat Umum:Dari Meteologi Sampai 

Teofilosofi, h. 500. 
63 Seyyed Hossein Nasr, Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam, h. 51. 
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merupakan karya yang besar, namun pada saat ini tidak ditemukan lagi yang 

merupakan karya penting.64 

Risalah-risalah atau karya-karya Ibnu Sina masih banyak lagi lainnya, 

yang membahas dalam ranah filsafat, etika, logika dan psikologi. Namun 

penulis hanya menjelaskan sebagian kecil dari karya Ibnu Sina yang terkenal 

dalam kalangan pemikir. 

2. Karya Rene Descartes 

Rene Descartes mempunyai cukup banyak karya, diantara karya-

karyanya yaitu; Discours de la Methode yang mempunyai arti sebagai uraian 

tentang metode yang berisikan gambaran perkembangan intelektualnya. 

Dalam karya inilah Rene Descartes mengungkapkan ketidakpuasannya 

terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan sebagai bahan penyelidikannya. 

Descartes beranggapan bahwa dalam bidang ilmiah semua hal atau apapun itu 

dianggap tidak pasti yang pada hakekatnya dapat dipersoalkan dan pada 

kenyataannya juga memang dipersoalkan juga, satu-satunya kekecualian ialah 

ilmu pasti.65 

Karya-karya selanjutnya yaitu; Dioptrique, La Geometrie, Les 

Meteores Medititatines de Prima Philosophia, Principia Philosophia, Le 

Monde, L’Homme, Regulae ad Dirsctionem Ingnii, Dela Formation di foetus, 

dan lain sebagainya. Karya-karya atau buku-buku yang berbahasa Perancis ini 

telah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, terutama dalam bahasa 

 
64 Darwis, “Metafisika Ibnu Sina dan Idealisme Hegel”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2014, h. 43-44. 
65 Juhaya S. Praja,  Aliran-Aliran Filsafat dan Etika, (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2003), h. 94. 
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Inggris.66 Karya-karya Rene Descartes telah banyak tersebar di penjuru dunia 

bahkan terkenal sampai saat ini, dan dijadikan sebagai bahan ajar ataupun 

sebagai bahan referensi untuk penelitian, terutama dalam bidang filsafat.  

 
66 Juhaya S. Praja,  Aliran-Aliran Filsafat dan Etika, h. 95. 
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BAB III 

PEMIKIRAN IBNU SINA DAN RENE DESCARTES 

TENTANG FILSAFAT JIWA 

 Jiwa secara umum diartikan sebagai segala kehidupan batin manusia dengan 

segala sifat-sifat dan potensinya yang mencakup seluruh aspek dan dimensi psikis 

manusia.67 Kata jiwa diambil dari bahasa Sansekerta yaitu; Jiva yang bermakna benih 

kehidupan, atau dalam filsafat dan agama jiwa dianggap sebagai bukan jasmaniah 

tetapi jiwa bersifat immaterial. Sedangkan jiwa dalam KBBI diartikan sebagai roh 

manusia atau disebut juga sebagai sesuatu yang ada dalam tubuh manusia  yang 

menyebabkan manusia itu hidup.68 Jiwa juga sering disandingkan dengan psikologi, 

yang di mana sama-sama membahas mengenai jiwa dari manusia. Pembahasan 

mengenai jiwa sejak dahulu kala sudah menjadi topik yang sangat menarik bagi 

kalangan ilmuwan atau filosof tepatnya pada zaman sebelum Masehi. Pada saat itu 

para filsuf sudah banyak membicarakan mengenai jiwa seperti mulai dari pengertian 

jiwa sampai dalil mengenai jiwa serta aksioma umum yang ada pada diri manusia. 

A. Filsafat jiwa Ibnu Sina 

Ibnu Sina sebagai tokoh filsuf Islam pada abad pertengahan mengemukakan 

pengertian dari jiwa adalah satu substansi tersendiri Jauhar qaimun bi dzatih tidak 

memiliki bentuk dan terlepas dari badan, di mana jiwa tidak sama seperti halnya 

badan yang memiliki bentuk (jasad), akan tetapi jiwa akan lahir apabila badan itu 

 
67 Baharuddin, Paradigma Psikologi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 146 
68 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

Keempat, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 586. 
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juga ada69. Ibnu Sina sepemahaman dengan Aristoteles bahwa jiwa merupakan 

kesempurnaan awal bagi jasad (kamal al-awwal li jism),70 jadi tidak dapat dipungkiri 

bahwa jiwa itu tercipta sebagai awalan bagi kesempurnaan bagi jasad. Pemikiran jiwa 

Ibnu Sina ini sama halnya dengan pemikiran al-Farabi, di mana sama-sama menganut 

paham ”Pancaran” (al-Fayd). Pancaran ini bermula dari Tuhan yang memancarkan 

akal pertama sampai akal kesepuluh, jiwa kemudian memancar dari akal  kesepuluh 

itu.71 Keistimewaan dari pemikiran Ibnu Sina terletak pada filsafat jiwanya yang 

secara garis besarnya membagi ke dalam dua bagian yaitu fisika dan metafisika. 

1. Fisika Ibnu Sina 

Ibnu Sina dalam menjelaskan fisikanya tentang jiwa membagi ke dalam tiga 

bagian, yaitu: 

a. Al-nafs an Nabatiyah (jiwa nabati) terbagi menjadi tiga bagian atau daya 

yaitu; daya makan, tumbuh dan berkembang biak, yang dapat diartikan jiwa 

tumbuh-tumbuhan hanya berfungsi untuk makan, tumbuh, serta berkembang 

biak. Jiwa nabati atau seringkali disebut juga dengan jiwa tumbuhan, jiwa 

nabati merupakan kesempurnaan awal bagi suatu organisme yang dilihat dari 

daya makan, daya tumbuh dan daya berkembang.72  

Daya makan merupakan daya yang dapat menggantikan apa yang telah 

rusak atau yang hilang dari jasad. Daya tumbuh merupakan daya yang 

menumbuhkan jasmani atau tubuh yang sesuai dalam dimensi panjang dan 

 
69 Ibnu Sina, Kitab al-Najah fi al-Hikmah al-Manfiqiyah wa al-Illahiyah, (Beirut: Dar al-Afaq 

al-Jadidah, 1982), h. 157. 
70 Ibnu Sina, Al-Syifa al-Tabi’iyyah, (Kairo: Haiah Misriyyah wa al-Ammah li al-Kitabah, 

1975), h. 11. 
71 Harun Nasution, Falsafat dan Misticisme Dalam Islam, h. 37. 

 72 Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek Jilid II, (Jakarta: UI Press,  2012), h. 

58. 
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lebar, agar menjadikan suatu kesempurnaan pertumbuhannya. Daya 

berkembang, yaitu daya yang menjadikan suatu bagian yang hilang dan 

rusak dengan mengembangkannya ke dalam organisme lain, sehingga 

membentuk sesuatu yang serupa dengan tubuh secara aktual.73 

b. Al-nafs al hawaniyah (jiwa hewani), memiliki dua daya yaitu; daya gerak 

dan menangkap, dengan begitu, jiwa binatang lebih tinggi tingkatannya 

daripada jiwa tumbuh-tumbuhan karena bukan sekedar makan, tumbuh dan 

berkembang biak saja, namun dapat bertindak dan merasakan seperti 

manusia. Ibnu Sina mengartikan jiwa hewani sebagai suatu awal 

kesempurnaan bagi tubuh yang memiliki sifat mekanistik dari satu sisi, dan 

bergerak sesuai keinginan. Jiwa hewani atau jiwa binatang, yang terbagi 

menjadi dua macam yakni: daya gerak dan daya mengetahui.74  

 Pertama, daya gerak terdiri dari dua bagian yaitu: gerak fisik sebagai 

pemicu dan penggerak pelaku, dan daya tarik atau hasrat merupakan daya 

yang membentuk dalam suatu khayalan yang diinginkan dan yang tidak 

diinginkan, hal tersebut akan mendorong untuk bergerak. Daya tarik ini 

terbagi atas dua yaitu: syahwat dan emosi. 

 Kedua, daya mengetahui juga terbagi menjadi dua bagian yakni: daya 

mengetahui dari luar yaitu panca indera yang meliputi mata melihat, telinga 

mendengar, hidung mencium, kulit meraba. Daya mengetahui dari dalam, 

yaitu indera batin meliputi indera kolektif, fantasi, konsepsi, imajinasi serta 

memori. 

 
 73 Muksal Ambiya, “Filsafat Jiwa Ibnu Sina” Makalah, Program Studi Ilmu Aqidah Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016, h. 

10. 

 74 Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 86. 
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c.  Al-nafs al natiqa (Jiwa insani) mempunyai dua daya yaitu; daya praktis dan 

teoritis, yang di mana daya praktis memiliki hubungan dengan jasad, 

sedangkan daya teoritis berhubungan dengan hal-hal yang abstrak.75  

Jiwa insani merupakan jiwa yang terkhusus pada manusia, jiwa insani 

berfungsi pada akal. Ibnu Sina beranggapan bahwa jiwa insani merupakan 

kesempurnaan awal bagi tubuh yang bersifat mekanistik, di mana suatu sisi 

mereka mampu melakukan sesuatu berdasarkan pikiran dan kesimpulan ide, 

namun di sisi lain juga dapat mengetahui semua persoalan secara universal.  

Jiwa insani ini mempunyai dua daya yakni: daya praktis, yang 

cenderung mengarahkan manusia untuk menentukan perbuatan yang harus 

dilakukan dan ditinggalkan, disebut perilaku moral. Sedangkan daya teoritis 

yaitu meliputi akal potensial, akal bakat dan akal aktual. Yang di mana 

masing-masing bekerja sama melayani akal potensial dan akal aktual 

melayani akal bakat.76 

 Dari ketiga daya yang dijelaskan di atas memiliki persamaan dengan 

pendapat beberapa filosof muslim lainnya. Namun pemikiran tersebut awalnya 

berasal dari filosof Yunani yaitu Aristoteles, yang lebih dulu 

mengemukakannya kemudian dikembangkan oleh filosof setelahnya, seperti 

Ibnu Sina.  

Dilihat dari ketiga daya tersebut dapat disimpulkan bahwa semua 

makhluk hidup didunia ini memiliki jiwa, namun yang membedakannya 

terletak pada jiwanya. Jiwa nabati, pada dasarnya dimiliki oleh semua makhluk 

 
75 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya, h. 105-107. 
76 Oemar Amin Hoesen, Kultur Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), h. 98. 
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hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia, dikarenakan semua 

makhluk tersebut membutuhkan makan, tumbuh dan terus berkembang biak. 

Sedangkan jiwa hewani, hanya dimiliki oleh hewan dan manusia tidak pada 

tumbuh-tumbuhan, itu dikarenakan hewan dan manusia memiliki daya gerak 

dan daya tangkap. Dan adapun jiwa insani, terkhusus hanya dimiliki oleh 

manusia saja, karena manusia memiliki akal, berbeda dengan tumbuh-

tumbuhan dan hewan yang tidak memiliki daya praktis dan daya teoritis, yang 

membuat manusia dapat berpikir dan berbicara. Pada tingkatannya jiwa nabati 

lebih rendah tingkatannya dari jiwa hewani, namun jiwa insani lebih tinggi 

tingkatannya dari jiwa hewani. Maka dari situlah manusia disebut makhluk 

yang sempurna dikarenakan memiliki semua daya tersebut. 

2. Metafisika Ibnu Sina 

 Ibnu Sina dalam metafisikanya mengenai jiwa menjelaskannya ke dalam 

empat bagian, yaitu: 

a. Hakikat  jiwa 

Definisi jiwa yang dikemukakan oleh Aristoteles tidak memuaskan 

bagi Ibnu Sina yang mengatakan “Kesempurnaan awal bagi jasad alami yang 

organis”.77 Dikarenakan definisi tersebut dianggap belum memberikan 

gambaran dari hakikat jiwa yang membedakannya dari jasad. Aristoteles 

menganggap manusia sebagai layaknya benda alam yang terdiri dari dua 

unsur yaitu; Materi dan Form, Materi adalah jasad manusia sedangkan Form 

adalah jiwa manusia.78 Form inilah dianggap sebagai kesempurnaan awal 

 
77 Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam, h.82. 
78 Herwansyah, Pemikiran Filsafat Ibnu SIna: Filsafat Emanasi, Jiwa dan Al-Wujud, El-Fikr: 

Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam Uin Raden Fatah Palembang, h. 63. 
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bagi jasad kemudian hancurnya jasad akan memengaruhi hancurnya jiwa, 

maka dari situ Ibnu Sina membedakan hakikat jiwa dari jasad. 

Ibnu Sina mendefinisikan jiwa sebagai jauhar rohani, ini 

mengisyaratkan bahwa jiwa adalah substansi rohani yang tidak tersusun dari 

materi-materi seperti halnya jasad. Kesatuan antara jiwa dan jasad bersifat 

accident, di mana hancurnya jasad tidak membuat hancurnya jiwa. Pendapat 

Ibnu Sina ini lebih kepada pemikiran plato yang menganggap jiwa sebagai 

substansi yang berdiri sendiri atau juga disebut al-nafs jauhar qa’im bi 

dzatih.79  Ibnu Sina mengungkapkan beberapa argumen sebagai berikut ini; 

1) Ibnu Sina mengungkapkan bahwa jiwa dapat mengetahui objek pemikiran 

(ma’qulat) dan ini tidak dapat dilakukan oleh jasad, karena bentuk-bentuk 

yang merupakan objek pemikiran hanya berada pada akal dan tidak 

mempunyai tempat. 

2) Jiwa dapat mengetahui hal-hal yang bersifat abstrak (kulliy) serta juga 

zatnya tanpa menggunakan alat. Sementara itu, indra dan khayal hanya 

dapat mengetahui hal yang konkret (juz’iy) dengan adanya alat. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa jiwa memiliki hakikat yang berbeda dengan hakikat 

indra dan khayal.80 

3) Ibnu Sina mengungkapkan bahwa jasad atau organ dalam tubuh dapat 

terpengaruh ketika melakukan kerja yang berat dapat membuat lelah 

bahkan lebih parahnya dapat merusak. Sebaliknya jika jiwa dipergunakan 

 
79 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya, h. 111. 
80 Ibrahim Madkour, Fi Falsafat al-Islamiyat, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1969), h. 162. 
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terus menerus untuk berpikir tentang masalah besar tidak akan membuat 

lemah atau merusaknya. 

4) Ibnu Sina juga mengatakan bahwa jasad dan organ-organnya akan 

mengalami kelemahan pada masa usia tua, seperti dalam usia umur 40 

tahun keatas. Sebaliknya, jiwa akan semakin kuat kecuali jika terjatuh 

sakit, karena jiwa bukan dari bagian jasad dan keduanya merupakan dua 

substansi yang berbeda.81 

Dari uraian di atas terlihat betapa selektifnya Ibnu Sina dalam 

menyaring doktrin Yunani. Walaupun Ibnu Sina terpengaruh oleh ramuan 

Greek, namun itu tidak membuatnya goyah dalam pondasinya yang 

bernotabene agama Islam. 

b. Wujud jiwa 

Ibnu Sina membuktikan wujud jiwa ke dalam empat dalil yaitu; 

1) Dalil alam kejiwaan, dalil ini yang didasarkan atas fenomena gerak serta 

pengetahuan 

2) Dalil konsep “aku” dan fenomena psikologis, dalil ini didasarkan pada 

hakikat manusia ketika membicarakan pribadinya atau juga ketika 

mengajak seseorang berbicara, yang dimaksud hakikatnya adalah 

jiwanya bukan jasadnya.82 

3) Dalil kontinuitas atau al-istimrar, dalil yang didasarkan pada 

perbandingan antara jiwa dan jasad, di mana jasad manusia akan 

mengalami perubahan dan pergantian, sedangkan jiwa bersifat 

 
81 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya, h. 112. 
82 Ibrahim Madkour, Fi Falsafat al-Islamiyat, h. 145. 
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berkelanjutan (kontinu) yang tidak mengalami perubahan atau 

pergantian.83 

4) Dalil manusia terbang, atau yang sering disebut juga dengan manusia 

melayang di udara (flyingman argument). Dalil ini memperlihatkan daya 

kreasi Ibnu Sina yang sangat mengagumkan meskipun dasarnya bersifat 

khayalan. Juga dapat dijelaskan sebagai berikut:  

“Diumpamakan bahwa jika ada seseorang yang diciptakan sekali jadi 

dan mempunyai wujud yang sempurna. Kemudian diletakkan di udara 

dengan mata yang tertutup maka ia tidak akan melihat apapun. Karena 

anggota tubuhnya terasa terpisah-pisah sehingga tidak dapat merasakan 

apa-apa”. Ibnu Sina mengumpamakan dalam kondisi itu seseorang akan 

tetap yakin bahwa dirinya tetap ada, disaat itulah seseorang itu akan 

membayangkan adanya tangan, kaki serta organ tubuh lainnya, akan 

tetapi semua organ tubuh tersebut yang dibayangkan bukan bagian dari 

dirinya. Penetapan tentang wujud dirinya tidak berada pada indra dan 

jasmaninya melainkan dari sumber yang lain yang berbeda dengan jasad 

yaitu jiwa.84 

c. Hubungan jiwa dan badan 

Pembahasan mengenai hubungan jiwa dan jasad lebih dulu 

dibicarakan oleh Aristoteles dan Plato. Aristoteles mengungkapkan bahwa 

hubungan jasad dan jiwa bersifat esensial, kebalikan dari Aristoteles, Plato 

 
83 Ibnu Sina, Risalah fi Ma’rifat al-Nafs al-Natiqah wa Ahwaliha, ( Kairo: Dar al-Ma’rif, 

1952), h. 183. 
84 Darwis, “Metafisika Ibnu Sina dan Idealisme Hegel”, h. 60-61. 
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seperti pembahasan sebelumnya yang mengatakan jiwa dan jasad bersifat 

Accident karena keduanya merupakan substansi yang berdiri sendiri. 

Ibnu Sina dalam pemikirannya, dapat dilihat bahwa menerima 

penekanan dari Aristoteles tentang bagaimana eratnya hubungan jiwa dan 

jasad, namun dilain waktu Ibnu Sina juga menolak argumen tentang jiwa 

dan jasad bersifat esensial karena hancurnya jasad juga akan membuat 

hancurnya jiwa. Ibnu Sina cenderung mengarah kepada pendapat Plato 

bahwa jiwa dan jasad bersifat accident karena hancurnya jasad tidak 

membuat hancurnya jiwa.85 

Ibnu Sina mengemukakan bahwa selain memiliki hubungan yang erat 

antara jiwa dan jasad, keduanya juga saling memengaruhi atau saling 

membantu. Jasad adalah sebagai wadah jiwa, adanya jasad merupakan 

syarat terbentuknya jiwa, dengan begitu jiwa tidak mungkin ada jika jasad 

tidak tercipta sebagai wadah untuk jiwa. Jika tidak tentu akan terjadi 

adanya jiwa tanpa jasad atau halnya adanya jasad yang ditempati beberapa 

jiwa.86 

d. Kekekalan jiwa  

Ibnu Sina beranggapan bahwa jiwa manusia itu berbeda dengan jiwa 

tumbuhan dan hewan yang akan hancur dengan hancurnya badan, seperti 

dalam ungkapan Ibnu Sina yang mengatakan bahwa; 

“Ketahuilah bahwa substansi yang menjadi hakikat bagi manusia 
sesungguhnya tidak binasa setelah kematian, dan juga tidak hancur 
setelah berpisah dari badan. Bahkan ia kekal, karena kekekalan 
penciptanya yang maha tinggi (Allah SWT). Hal itu karena substansi 

 
85 Sirajuddin zar, Filsafat Islam I, (Padang: IAIN Iman Bonjol Press, 1999), h. 76. 
86 Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 82. 
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jiwa manusia lebih kuat daripada substansi badannya dan karena ia 
merupakan penggerak, pengatur, dan pengendali badan.”87 

 Jiwa manusia akan kekal dalam bentuk yang individual, di mana akan 

mendapat balasan kebaikan atau celaka di akhirat kelak. Kekalnya jiwa 

dikarenakan dikekalkan oleh Allah (al-khulud), jadi jiwa merupakan 

baharu atau al-hududts, dikarenakan mempunyai awal serta kekekalan 

(tidak mempunyai akhir)88 Dalam hal ini Ibnu Sina menetapkan kekalnya 

jiwa ke dalam tiga dalil sebagai berikut ini; 

1) Dalil al-infisal (perpisahan) dalil ini perpaduan antara jiwa dan jasad 

yang bersifat accident, jiwa dan jasad memiliki unsur masing-masing 

yang memiliki substansi berbeda, dikarenakan jiwa memiliki unsur yang 

kekal sedangkan jasad akan binasa. 

2) Dalil al- basatah (keluasan) di mana jiwa bersifat rohani yang akan 

hidup kekal selamanya. Jiwa memiliki sifat hidup sehingga mustahil 

memiliki sifat yang fana atau mati. 

3) Dalil al-musyabahah (persamaan) jiwa manusia berhubungan dengan 

filsafat emanasi yang berasal dari akal fa’al (akal kesepuluh). Akal fa’al 

(akal kesepuluh) memiliki esensi berpikir, azali dan kekal, maka jiwa 

sebagai ma’lul akan kekal sesuai dengan illatnya.  

Dari pembahasan di atas, secara tegas Ibnu Sina mengemukakan 

bahwa yang dibangkitkan di akhirat hanyalah roh manusia. Pembahasan 

pembangkitan jasmani kembali inilah yang menjadikan Al-Ghazali 

 
87 Ahmad Fuad al-Ahwani, Psikologi Ibnu SIna, Terjemahan Dari Buku Aslinya Berbahasa 

Arab: Akhwal an-Nafs Risalah fi an-Nafs wa Baqa’iha wa Ma’adiha Karya Ibnu Sina, h. 186. 
88 Ibrahim Madkour, Fi Falsafat al-Islamiyat wa Manhaj wa Tathbiquh, (Mesir: Dar al-

Ma’arif, 1968), h. 181. 
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mengeluarkan kritikan tajam bahkan beliau berpendapat bahwa para filosof 

yang meyakininya telah keluar dari Islam (murtad). 

B. Filsafat jiwa Rene Descartes 

 Rene Descartes mengemukakan bahwa jiwa adalah substansi yang tunggal 

atau berdiri sendiri,89 jiwa juga tidak bersifat bendawi dan tidak akan pernah mati. 

Jiwa memiliki pemikiran sebagai sifat dasarnya (akal), di mana pemikiran sebagai 

segala sesuatu yang terjadi dalam diri manusia dengan sepengetahuannya, seperti 

segala perbuatan pengenalan inderawi, akal dan kehendak. Jadi, pada dasarnya sifat 

hakiki dari pemikiran adalah kesadaran. 

Rene Descartes membedakan jiwa dengan jasad, karena jasad memiliki sifat 

dasar keluasan, seperti halnya dengan semua hal yang bersifat bendawi jasad sebagai 

sasaran ilmu fisika, yang di mana semua perbuatannya itu disebabkan oleh sebab-

sebab mekanisnya sendiri. Diantara jiwa dan jasad juga memiliki pertentangan yang 

tidak memiliki titik temu, kesatuan yang tampak hanya bersifat lahiriah, karena 

masing-masing mewujudkan hal yang hanya berdiri sendiri-sendiri. Hakikat dari 

manusia berada pada jiwanya, dikarenakan jiwa menjadikan jasad sebagai alat untuk 

perbuatan-perbuatan tertentu. Walaupun tidak memiliki titik pertemuan antara 

pemikiran dan keluasan, tetapi keduanya juga saling memengaruhi satu sama lain.90 

Jiwa dianggap berada di dalam sebuah kelenjar kecil yang terletak di bawah 

otak kecil “glandula pinealis”, yang tidak secara langsung dapat memengaruhi jasad, 

seperti menggerak-gerakkan jasad dengan perantaraan nafas hidup, yakni bagian-

bagian darah yang mempunyai banyak gerak yang mengalir ke segala syaraf dan otot. 

 
89 Rene Descartes, The Passions Of The Soul: Hasrat Jiwa, h. 72. 
90 Suadnyana, “Ajaran Agama Hindu Dalam Cerita Batur Taskara”, Sanjiwani: Jurnal 

Filsafat, Jilid 11, no. 2, 2020, h. 232. 
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Nafas hidup juga membawa perangsang indera ke kelenjar kecil di bawah otak kecil 

yang tadi, sehingga gerak kelenjar ini dapat ditangkap oleh jiwa yang mengamati 

sesuai dengan perangsang-perangsang yang tadi. Maka dari itu jiwa dianggap sebagai 

subyek sebenar-benarnya yang terletak dalam diri manusia, karena pengamatan-

pengamatan itu terjadi dikarenakan oleh jiwa. Sejauh jiwa dihubungkan dengan jasad, 

maka dapat dilihat dari segi jasad yang digerakkan oleh pemikiran sehingga timbul 

perbuatan inderawi atau fisik dari manusia. Descartes juga beranggapan bahwa jiwa 

bukanlah unsur organ-organ tubuh, namun jiwa adalah penggerak dari organ-organ 

tersebut. Bahkan jika diumpamakan ketika bagian tubuh terpotong itu tidak membuat 

jiwa rusak sedikitpun, kecuali jika organ-organ tubuh penting mengalami kerusakan, 

maka akan membuat terpisahnya jiwa dengan badan.91 

Jiwa pada hakekatnya bebas dari pertalian dengan jasad, Rene Descartes 

secara tidak khusus mengajarkan etika namun Descartes hanya memberikan 

pandangannya yang etis dan menampakkan pengaruh stoa dengan menganggap 

adanya kebebasan kehendak. Kebebasan merupakan ciri khas dari kesadaran berpikir, 

namun jasad tidak demikian dikarenakan jasad tidaklah bebas. Disamping pemikiran 

itu kebebasan juga merupakan hiasan mulia yang diberikan kepada manusia, 

kebebasan manusia juga tidak lebih kurang daripada kebebasan Allah SWT. Manusia 

dapat merealisasikan kebebasannya dengan mengekang segala hawa nafsunya.92 

Pokok dasar pemikiran Rene Descartes berasal dari keragu-raguan, yang 

meragukan semua hal seperti pengetahuan tradisional, kesan-kesan inderawi, dan 

bahkan meragukan keberadaan jasad, sampai Descartes menemukan hal yang 

memang tidak dapat diragukan kembali. Rene Descartes dalam ajarannya 

 
91 Rene Descartes, The Passions Of The Soul: Hasrat Jiwa, h. 72. 
92 Harun Hadiwijono, Sejarah Filsafat Barat, Jilid II, (Yogyakarta: Kansius, 1980), h. 24. 
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memandang manusia sesuai pandangannya yang dualistis, di mana diturunkan dari 

asas-asas metafisis.93 

Rene Descartes secara jelas membedakan jiwa dan badan, di mana jiwa 

bersifat rex cognitans (pemikiran) merupakan unsur yang pasti ada meski tidak 

mengambil ruang, artinya bentuk yang konkret dari tubuh manusia. Sedangkan badan 

bersifat rex extensa (keluasaan) merupakan materi atau perluasaan, dikarenakan 

berwujud atau memiliki kemungkinan dan dirasakan secara inderawi. Rene Descartes 

disini menganggap bahwa pemikiran dan keluasaan merupakan dua hal yang berbeda 

atau berdiri sendiri, di mana jiwa tidak memiliki keluasaan dan sebaliknya badan 

tidak memiliki pemikiran. Hal ini juga membuktikan bahwa Rene Descartes memiliki 

paham dualisme.94  

Pada aliran dualisme ini, dijelaskan bahwa pada dasarnya kenyataan sejati 

adalah yang bersifat fisik maupun spiritual. Semua hal yang terjadi dimuka bumi ini, 

mulai dari planet-planet sampai pada perilaku atau sejarah umat manusia pada 

dasarnya tidak dapat dikatakan bahwa semua itu berasal dari satu substansi saja. Dan 

tidak juga dikatakan bahwa esensi dari sebuah kenyataan adalah sesuatu yang bersifat 

fisik atau material saja karena banyak kejadian yang tidak dapat dijelaskan dan 

dicapai oleh ilmu-ilmu alam dan pancaindera.  Tidak benar juga jika dikatakan bahwa 

esensi dari kenyataan adalah roh atau jiwa, dikarenakan tidak ada seorang pun yang 

dapat menyangkal keberadaan atau kekuatan nyata dari materi. Maka jawaban yang 

tepatnya adalah bahwa kenyataan sesungguhnya itu berasal dari perpaduan antara 

keduanya yakni, materi dan metafisik (roh). 

 
93 Luh Putu Cita Ardiyani, Dkk, “Tubuh dan Jiwa Manusia Dalam Perspektif Filsafat Rene 

Descartes”, Vidya Darsan: Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu, v. 2 no. 2, Mei 2021, h. 141. 
94 Lavine, Descartes, Masa Transisi Bersejarah Menuju dunia Modern, Terjemahan Andi 

Iswanto dan Deddy Andriana Utama, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003), h. 95.  
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Esensi dari kenyataan juga merupakan esensi dari manusia, karena manusia 

merupakan makhluk yang tersusun dari dua unsur atau substansi yaitu, materi dan 

metafisik (tubuh dan jiwa). Descartes mengemukakan bahwa tubuh merupakan 

substansi yang bercirikan berkeluasaan (rex extensa), yang bertempat di ruang dan 

waktu. Dikarenakan tubuh bersifat rex extensa, maka dari itu tubuh dapat diamati, 

disentuh, diukur dan dikuantifikasi. Akal sehat dan ilmu-ilmu organisme (tubuh), 

seperti biologi, fisiologi dan ilmu kedokteran, yang secara garis besarnya memang 

mampu dalam menjelaskan perilaku dari manusia dan hewan yang pada dasarnya 

adalah fungsi dari tubuh (terutama sistem syaraf pusat). Maka dari itu dapat dikatakan 

bahwa materi atau tubuh keberadaannya bersifat pasti dan tidak bisa terhindarkan, 

akan tetapi walaupun telah diakui secara pasti keberadaan tubuh, tidak berarti harus 

menolak keberadaan jiwa, dikarenakan jiwa tidak dapat ditangkap melalui panca 

indera, tetapi jiwa dapat dibuktikan keberadaannya melalui akal (rasio).95 

Descartes justru beranggapan bahwa keberadaan jiwa lebih jelas dibandingkan 

keberadaan tubuh. Descartes membuktikan ungkapannya itu dengan mengajak semua 

kalangan untuk berpikir secara skeptis (meragukan), yang di mana mengharuskan 

meragukan keberadaan semua hal yang bersifat fisik, seperti segala hal yang ada 

disekitar kita bahkan tubuh kita sekalipun. misalkan hal yang disekitar kita atau tubuh 

kita sebenarnya tidak ada, karena itu semua adalah hanya halusinasi atau hanya ada 

dalam mimpi saja bukan kenyataan yang sebenarnya. Dalam hal ini, cuma satu hal 

yang bersifat pasti dan tidak dapat diragukan lagi, walaupun seseorang berusaha keras 

meragukannya, dan hal yang tidak dapat diragukan itu adalah “aku” yang sedang 

 
95 Zainal Abidin, Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat, (Cet. IV; Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 30. 
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meragukan atau yang sedang berpikir.96 Descartes lebih spesifik menyebutnya Cogito 

Ergo Sum yang mempunyai arti “aku berpikir maka aku ada”, makna dari aku 

berpikir itu dipastikan bukan materi atau sesuatu yang bersifat fisik, seperti dalam 

karyanya Discourse Descartes mengungkapkan bahwa; 

“Sebagaimana hal-hal yang kita amati ketika kita terjaga bisa sampai juga 
pada kita pada saat tidur (meskipun sebetulnya tidak sungguh-sungguh benar), 
pada akhirnya saya berani menegaskan bahwa tidak pernah ada yang 
memasuki jiwa saya yang lebih nyata daripada ilusi-ilusi mimpi. Akan tetapi, 
saya segera menyadari bahwa selagi saya ingin menegaskan segala sesuatunya 
adalah keliru, ternyata tetap saja benar bahwa saya sedang berpikir demikian 
adalah sesuatu. Saya berpikir, maka saya ada, adalah sedemikian tegas dan 
pasti, sehingga semua keraguan yang dikemukakan oleh para skeptic tidak 
mampu menggoyahkannya. Oleh sebab itu, saya berkeyakinan bahwa saya 
dapat menerima keberadaan saya yang sedang berpikir dengan aman sebagai 
prinsip pertama dari filsafat yang saya cari.”97 

Jadi sesuatu yang bersifat fisik itu seperti tubuh yang bisa diragukan, misalnya 

juga seperti orang yang mengidap penyakit skizofren (berhalusinasi), di mana 

terkadang orang tertentu yang mengidapnya menggap bahwa tubuhnya hanyalah 

segumpal daging yang dipinjam dari planet-planet lain. Jika demikian timbullah 

pertanyaan siapakah yang sedang meragukan itu? Maka yang sedang meragukan itu 

adalah suatu substansi yang bersifat rohani, yang tidak dapat diamati tetapi ada dan 

selalu mengamati. Jiwa ini bersifat mutlak dan tidak bisa diragukan lagi, meskipun 

jiwa bersifat spiritual, juga tidak menempati ruang dan waktu, tidak dapat diukur, 

dihitung atau dikuantifikasi sebagaimana materi. Maka dari itu dapat dipetik bahwa 

esensi manusia adalah tubuh dan jiwa 98 

Jiwa merupakan suatu hal yang spesial bagi manusia dan itulah yang jadi 

pembeda antara manusia dan hewan. Menurut Rene Descartes manusia yang bodoh 

 
96 Zainal Abidin, Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat, h. 31. 
97 Zainal Abidin, Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat, h. 62 
98 Zainal Abidin, Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat, h. 30-31. 
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sekalipun dapat menunjukkan kebebasannya karena manusia memiliki jiwa, lain 

halnya dengan hewan hanya akan bersifat otomatis yang tunduk terhadap hukum-

hukum alam. Persamaan manusia dan hewan hanya ada pada badannya, sehingga 

manusia tanpa jiwa sama halnya dengan hewan, yang sama-sama bersifat naluriah 

atau tunduk terhadap hukum-hukum alam, untuk itu Descartes menjadikan jiwa 

sebagai pembeda antara manusia dan hewan.99 

Rene Descartes memandang manusia sebagai dua zat yang sangat berbeda, 

jiwa bersifat non material  dan tubuh bersifat material. Perbedaan ini menimbulkan 

bahwasanya tidak akan ada interaksi antara jiwa dan badan, badan dapat bertindak 

sendiri tanpa adanya jiwa. Namun perbedaan yang begitu ketat itu tidak membuat 

Rene Descartes menjelaskan kesatuan antara jiwa dan badan. 

Rene Descartes dalam mengungkapkan hakikat dari jiwa, Descartes 

menggunakan beberapa pokok-pokok pikiran, seperti yang akan dijelaskan berikut: 

1. Cogito Ergo Sum, atau yang lebih dikenal “aku berpikir maka aku ada” 

merupakan sebuah pemikiran yang dihasilkan oleh Rene Descartes melalui 

keragu-raguan, yang di mana dapat membuatnya gelisah atas ketidakpastian 

pemikiran Skolastik dalam menghadapi hasil ilmu-ilmu positif Renaisans. 

Ketika Descartes mencari sebuah kebenaran, Descartes mempunyai metode 

tersendiri karena Descartes berpendapat bahwa dalam filsafat harus 

menggunakan metode agar mendapatkan hasil yang benar-benar logistik.100 

 Pemikiran ini berawal dari metode keragu-raguan, metode keraguan 

ini bekerja secara cepat dan radikal. Oleh karena itu, metode ini harus 

menjelaskan seluruh pengetahuan yang dimiliki, seperti kebenaran-kebenaran 

 
99 Lavine, Descartes, Masa Transisi Bersejarah Menuju dunia Modern, h. 103. 
100 Harun Hadiwijono, Sejarah Filsafat Barat, h. 8. 
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yang sampai saat ini keberadaannya pasti, misalnya bahwa ada suatu dunia, 

bahwa saya memiliki tubuh, dan bahwa Tuhan itu ada. Jika terdapat suatu 

kebenaran yang berada pada keragu-raguan yang radikal, maka kebenaran itu 

harus pasti dan harus dijadikan sebagai dasar bagi seluruh ilmu pengetahuan. 

Maka dari itu Descartes tidak lagi meragukan bahwa dirinya sedang berpikir. 

Cogito Ergo Sum, saya yang ada merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat 

disangkal, bagaimanapun caranya. 

2. Ide-ide bawaan menurut Descartes, manusia harus mencari suatu kebenaran-

kebenaran dalam dirinya sendiri menggunakan metode keragu-raguan seperti 

yang dijelaskan sebelumnya. Sehingga ketika menggunakan metode tersebut, 

Descartes mengatakan bahwa akan muncul tiga ide bawaan yang muncul 

(innate ideas).101 Ketiga ide tersebut sudah ada sejak manusia dilahirkan, 

yaitu: 

a. Pemikiran 

 Pemikiran adalah di mana manusia akan dengan sendirinya memahami 

dirinya sebagai makhluk yang berpikir dan menerima bahwa berpikir 

adalah kodrat manusia. Berpikir juga sering dikatakan sebagai jiwa itu 

sendiri. 

b. Keluasan 

Keluasan atau jasmani juga dikatakan sebagai eksistensi (extension). 

Keluasan juga tidak dapat dipahami begitu saja tanpa substansi yang luas, 

karena tubuh bukanlah keluasan atas sesuatu, tetapi ialah keluasan itu.102 

 
101 Atang Abdul Hakim dan Bani Ahmad Saebani, Filsafat Umum:Dari Meteologi Sampai 

Teofilosofi, h. 256. 
102 K. Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat, (Yogyakarta: Kansius, 2011), h. 49. 
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c. Tuhan 

Descartes mengungkapkan jika semua ide tersebut ada maka yang 

mengadakan ide itu juga pasti ada, yang tidak lain adalah Tuhan.  

C. Filsafat jiwa dalam pandangan Islam dan Barat 

1. Jiwa dalam pandangan Islam 

Pada abad modern seperti sekarang, tepatnya di Indonesia ilmu tentang 

jiwa sangat diminati oleh banyak orang. Banyak Universitas telah membangun 

program studi yang lebih spesifik membahas mengenai jiwa atau juga sering 

dikatakan sebagai ilmu psikologi. Pembahasan mengenai jiwa juga sangat 

penting dalam studi Islam, di mana dalam Islam manusia dipandang bukan 

hanya sebuah organisme yang tersusun dalam beberapa bagian fisik saja, 

namun manusia juga terdiri dari jiwa yang bersifat metafisik.  

Pemikiran para filosof Islam lebih dominan bersifat eklektik, integral dan 

holistik, yang mementingkan segala hal yang ada pada manusia. Pentingnya 

semua sifat tersebut agar dapat menyeimbangkan antara jiwa dan badan untuk 

menjadi manusia yang lebih baik atau dalam ilmu tasawuf disebut Insan Kamil 

(manusia sempurna).103 Jiwa manusia diciptakan oleh Allah SWT, dengan 

dibekali akal (kesadaran), bebas dalam berkehendak baik itu untuk kebaikan 

maupun untuk keburukan. Namun, perlu diingat bahwa kebebasan itu kelak 

akan diadili sesuai dengan apa yang telah diperbuat semasa hidupnya.104 

 
103 Yoyo Hambali dan Siti Asiah, “Eksistensi Manusia Dalam Filsafat pendidikan: Studi 

Komparatif Filsafat Barat dan Filsafat Islam”, Jurnal Turats, Vol. 7, No. 1, (2011), h. 55. 
104 Abdul Hamid Al-Bilali, Penyucian Jiwa Metode Tabi’in, Terjemahan Muzaidi Hasbullah, 

(Cet. II, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), h. 13. 
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Kajian mengenai jiwa merupakan salah satu tema penting dalam studi 

Islam, itu dikarenakan jiwa dalam al-Qur’an telah menyebut kata nafs ratusan 

kali dengan berbagai maknanya. Sehingga banyak dari para ilmuwan Islam 

berpartisifasi dalam mengkaji hal tersebut, hampir semua kalangan ilmuwan 

Islam mengkaji peroalan jiwa ini.105 

Al-Kindi mengatakan jiwa sebagai suatu hal yang tidak tersusun dan 

kekal, hancurnya jasad tidak membuat hancurnya jiwa, dikarenakan akan 

kembali kepada sang penciptanya (Allah Swt). Al-Kindi kemudian membagi 

jiwa dalam tiga bagian, yakni amarah, nafsu dan pikiran. Ketika pikiran dapat 

dikendalikan, orang tersebut diumpamakan sebagai raja sedangkan ketika orang 

itu tidak dapat mengendalikan pikirannya dan lebih condong kearah amarah dan 

nafsunya, orang itu diumpamakan sebagai anjing dan babi. Dikatakan juga 

bahwa jiwa merupakan kesempurnaan bagi jasad yang fana.106 

Al-Farabi menjelaskan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur yakni, 

materi dan forma (jasad dan jiwa) di mana kedua unsur ini memiliki kesatuan 

yang esensial. Jiwa merupakan kesempurnaan awal bagi jasad, dikarenakan 

jiwa sebagai penggerak bagi jasad, tanpa jiwa jasad tidak memiliki arti (tidak 

berfungsi).107 

Pada dasarnya al-Kindi, al-Farabi dan Ibnu Sina, sepakat mengatakan 

bahwa jiwa adalah kesempurnaan awal bagi badan yang bersifat alami. Maksud 

 
105 Sahidi Mustafa, “Konsep Jiwa Dalam  al-Qur’an”, Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam, vol. 

2, No. 1, (2018), h. 124. 
106 Hery Sucipto, Cahaya Islam Ilmuwan Muslim Dunia Sejak Ibnu Sina Hingga B.J Habibie, 

(Jakarta: Grafindo, 2006), h. 8. 
107  Abdul Azis Dahlan, Pemikiran Filsafat Dalam Islam, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 68. 
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dari pernyataan tersebut menekankan bahwa untuk menjadi manusia seutuhnya 

adalah ketika manusia itu bertindak menggunakan akalnya. Walaupun demikian 

banyak di kalangan filosof Islam yang pandangannya berbeda namun inti dari 

segala itu ialah untuk menuju pada kebenaran Allah swt. Adapun pembagian 

tingkatan nafs (jiwa) dalam al-Qur’an terbagi menjadi dua kelompok, yakni 

nafs martabat rendah dan nafs martabat tinggi. Kelompok nafs martabat rendah 

yaitu orang-orang yang melanggar perintah dan larangan Allah swt, sedangkan 

kelompok nafs martabat tinggi yakni, orang-orang yang bertakwa dan tunduk 

kepada kebesaran Allah swt. Secara eksplisit disebutkan tiga tingkatan jiwa  

seperti dalam al-Qur’an surah al-Fatir/35:32 berbunyi:  

 ثَُُّ ٱَوْرَثْناَ 
 
ٰـبَ ٱ   لْكىتَ

 
ينَ ٱ ى   لََّّ

 
هى  صْطَفَيْناَ ٱ ِىنفَْسى نَّْمُْ ظَالىمٌۭ ل نََ ۖ فمَى بَادى نْ عى دٌۭ  ۦمى قْتصَى نَّْمُ مُّ وَمى

نَّْمُْ سَابىقٌۢ بى   وَمى
 
َٰتى أ ذْنى  لخَْيَْ

ِ
 بِى

 
ى ٱ َ هُوَ    للَّّ لِى   ذََٰ

 
  لفَْضْلُ ٱ

 
  ٣٢ لْكَبىيُ ٱ

Terjemahnya: 

“Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih 
di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi 
diri sendiri, ada yang pertengahan dan ada (pula) yang lebih dahulu 
menyenangkan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang 
besar”108 

 

Adapun tiga tingkatan tersebut: 

a. Al-Nafs al-Mutma’innah (jiwa yang tenang) 

Tingkatan ini merupakan tingkatan yang teratas di mana manusia mencapai 

tahap ketenangan setelah mengalami berbagai pengalaman hidup dan orang 

 
108 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (t.c; Bandung: CV Penerbit J-art, 

2011). 
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yang berada pada tahap ini selalu tentram hatinya dan selalu mengingat Allah 

SWT,109 seperti dalam surah al-Fajr/89:27-28 berbunyi: 

Terjemahnya: 

لمُْطْمَئىنَّةُ 
 
لنَّفْسُ ٱ

 
َّتُُاَ ٱ ٰٓأيَ ٰـ َ  ٢٧ي

 
ىٰٓ ٱ عى يَّةًۭ   رْجى رْضى يَةًۭ مَّ ِىكى رَإضى لَِٰ رَب

ِ
 ٢٨إ

“Hai jiwa yang tenang, Kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang 

ridha dan diridhai-nya”110 

b. Al-Nafs al-Lawwamah (jiwa yang goyah) 

Tingkatan ini merupakan tingkatan yang lebih rendah dari tingkatan 

sebelumnya, pada tingkatan ini jiwa belum memiliki ketetapan kadang berada 

pada ketaatan dan kapan saja jiwanya bisa goyah hingga terjerumus pada jiwa 

kebinatangan. Pada masa dewasa ini tingkatan inilah yang sekarang terjadi, dan 

sering dialami manusia. 

c. Al-Nafs al-Ammarah bi al-su (jiwa binatang) 

Tingkatan ini merupakan tingkatan yang terendah, tingkatan ini manusia 

berada di fase sama halnya dengan hewan, hanya saja bentuknya yang 

membedakannya. Namun ketika seseorang mampu mengangkat unsur-unsur 

kemanusiaannya maka sebenarnya seseorang itu berada pada tingkatan 

malaikat.111 

2. Jiwa dalam pandangan ilmuwan Barat 

a. Immanuel Kant 

 
109 Sahidi Mustafa, “Konsep Jiwa Dalam  al-Qur’an”, Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam,  h. 

131. 
110 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (t.c; Bandung: CV Penerbit J-art, 

2011). 
111 Sahidi Mustafa, “Konsep Jiwa Dalam  al-Qur’an”, Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam, h. 

132. 
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Immanuel Kant memandang jiwa sebagai suatu organ yang aktif, karena 

jiwa itu bersifat inheren, yang secara aktif mengkoordinasi segala yang masuk 

dalam idea manusia. koordinasi inilah menjadikan pengalaman yang dialami 

manusia yang awalnya kacau menjadi tersusun dan teratur, bahkan menjadi 

lebih terarah.112 

b. Sigmund Freud 

Sigmund Freud memandang jiwa manusia dengan tiga tingkat, yaitu: 

alam sadar, alam bawah sadar dan alam prasadar. Ketiga tingkat itu merupakan 

penggerak yang memunculkan tingkah laku manusia. Dialektika antara 

kesadaran dan ketidaksadaran ini dijelaskan Sigmund Freud ke dalam tiga 

sistem kejiwaan, yaitu id, ego dan super ego.113 

c. Henri Bergson 

Henri Bergson menjelaskan dalam bukunya mengenai jiwa dan badan, 

antara roh dan materi, pemikirannya bersifat dualistik (suatu dualisme moderat) 

karena mempertahankan materi maupun roh sebagai kenyataan. Henri menolak 

setiap monisme, yaitu pandangan yang mereduksikan manusia kepada satu 

unsur saja. Seperti monisme yang mereduksikan roh kepada materi 

(materialisme) maupun monisme yang mereduksikan materi kepada roh 

(idealisme).114 

 
112 Mohammad, Filsafat Ilmu, Cet. VI, (Yogyakarta: Belukar, 2010), h. 9. 
113 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Kepribadian Dengan Perspektif Baru, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2013), h. 185. 
114 K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer, (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 24. 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa para filsuf Barat lebih menekankan 

eksistensi manusia dari beberapa aliran, seperti Immanuel Kant dan Sigmund 

Freud yang hanya fokus mengupas masalah jiwa dibandingkan tubuh. Aliran 

Immanuel Kant dan Sigmund Freud ini disebut aliran idealisme,115 dan orang 

yang lebih fokus membahas mengenai jiwa saja termasuk ke dalam aliran ini. 

Berbeda dengan Henri Bergson dan Rene Descartes, yang menjelaskan 

eksistensi manusia pada fisik dan jiwanya, sehingga aliran ini disebut aliran 

dualisme. Henri Bergson dan Rene Descartes juga sepakat bahwa jiwa 

merupakan intisari atau hakekat dari manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa 

orang yang lebih mementingkan persoalan jiwa disebut dengan aliran 

idealisme, dan orang yang mementingkan keduanya disebut dengan aliran 

dualisme, akan tetapi aliran Idealisme dikatakan lebih dominan dalam ilmuwan 

Barat. 116 

 
115 Zainal Abidin, Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat, h. 27. 
116 Yoyo Hambali dan Siti Asiah, “Eksistensi Manusia Dalam Filsafat pendidikan: Studi 

Komparatif Filsafat Barat dan Filsafat Islam”, h. 54. 
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BAB IV 

FILSAFAT JIWA IBNU SINA DALAM PEMIKIRAN RENE DESCARTES 

A. Sumbangsih filsafat jiwa Ibnu Sina terhadap pemikiran Rene Descartes 

Dunia Islam bagian Barat tepatnya di Cordoba Spanyol, paham Mu’tazilah 

begitu berkembang sehingga membuat umat Islam mendapat kebebasan dalam 

berpikir, yang menimbulkan filsafat dan ilmu pengetahuan berkembang pesat dan 

melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang terkenal seperti, Ibnu Majjah, Ibnu 

Rusyd, Ibnu Thufail dan filsuf-filsuf muslim lainnya. Sebaliknya dunia Islam bagian 

Timur mengalami stagnasi dalam berpikir yang disebabkan oleh golongan tertentu, 

yang memicu tidak berkembangnya filsafat atau ilmu pengetahuan. Dunia Islam 

bagian Barat itulah yang menemukan titik temu pemikiran Yunani-Arab Islam 

dengan pemikiran Barat “Modern”. Ini dinyatakan oleh para tokoh-tokoh Barat 

seperti George Bernard Shaw dan George Santila yang mengatakan bahwa untuk 

mengetahui peradaban Barat perlu untuk mengkaji kembali sejarah masa keemasan 

Islam atau sering disebut “The Golden Age of Islam” di Spanyol.117  

Sebagian kecil ilmuwan Barat yang juga mengklaim bahwa sains dan 

teknologi dipelopori oleh para sarjana Barat, padahal para ilmuwan muslim lebih dulu 

menemukannya seperti al-Biruni, penemu muslim pertama yang menerangkan 

fenomena gerhana, Ibnu an-Nafis yang menemukan pertama fenomena peredaran 

 
117 Sayyed Hossein Nasr, Islam: Agama, Sejarah, dan Peradaban, Terjemahan Koes 

Adiwidjajanto, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), h. 125. 
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darah, Ibnu Sina dengan ilmu kedokterannya dan masih banyak tokoh muslim 

pertama lainnya.118 

Seiring berjalannya waktu, dunia mulai mengakui bahwa perkembangan sains 

modern berdiri atas sumbangan pemikiran-pemikiran Ilmuwan muslim. Pada masa itu 

Ilmuwan muslim klasik mendasarkan cara dan tujuannya berdasarkan pada apa yang 

dicita-citakan Islam, di mana pemikiran harus sejalan dengan apa yang ada dalam al-

Qur’an. Banyak buku-buku yang telah menjelaskan sumbangsih para ilmuwan 

muslim dengan membuktikan peranan-peranannya dalam berbagai ilmu pengetahuan, 

bahkan banyak ilmuwan muslim yang memiliki keahlian lebih dari satu disiplin 

ilmu.119 

Filsafat Barat dan Timur telah begitu lama menjajaki dunia, di mana memiliki 

perjalanan yang cukup panjang, sehingga telah banyak menghasilkan pemikiran-

pemikiran Barat dan Timur. Jiwa adalah salah satu dari hasil pemikiran yang muncul 

saat itu, tepatnya di Barat sejak masa Yunani kuno, sedangkan di Timur sejak filsuf 

awal Islam yaitu masa al-Kindi dan al-Farabi.120 Jiwa merupakan sebuah topik yang 

sangat menarik bagi para ilmuwan Barat, sehingga beberapa ilmuwan Barat banyak 

meluangkan waktunya hanya untuk mengkaji masalah jiwa. Namun dalam 

mengkajinya para ilmuwan Barat itu tidak melandaskannya pada agama, lain halnya 

dengan ilmuwan Islam, yang menjadikan agama sebagai tolak ukur atas segala hal 

yang dikajinya.  

 
118 Mohd Yusof Hj. Othman, Sains, Masyarakat dan Agama, (Kuala Lumpur: Badan Bahasa 

dan Pustaka, 2009), h. 23. 
119 Darwis A. Soelaiman, Filsafat Ilmu pengetahuan: Perspektif Barat dan Timur, (Cet. I, 

Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), h. 153. 
120 Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat: Kaitan dengan Kondisi Sosio Politik Zaman 

Kuno Hingga Sekarang, h.733. 
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Setiap filsuf atau filosof tidak luput dari pembahasan mengenai jiwa manusia, 

ini dikarenakan jiwa sangat dekat pada diri manusia (diri sendiri) dan sangat 

misterius. Namun terkadang para pemikir mengira bahwa telah mengetahui lebih 

banyak mengenai jiwa, bahkan telah mengetahui hakikat dan esensi dari jiwa serta 

menyingkap rahasia-rahasia di balik jiwa, tetapi mereka mendapatkan ilmu tersebut 

bagaikan fatamorgana dan menjadikan esensi jiwa sebagai fenomena yang sangat 

menarik. Bahkan sampai sekarang ilmu tentang kejiwaan masih hangat 

diperbincangkan oleh para filsuf-filsuf Islam maupun Barat. 

1. Kontribusi filsafat jiwa Ibnu Sina terhadap pemikiran Rene Descartes 

Ibnu Sina yang merupakan filosof Islam yang banyak memengaruhi tokoh-

tokoh setelahnya, seperti dalam pemikiran Eropa sejak abad ke 12 M, hingga abad 

ke 17 M, di mana karya-karya Ibnu Sina begitu berpengaruh saat itu. Ibnu Sina 

juga adalah salah satu tokoh filsuf Islam yang banyak memberikan pemikirannya 

terhadap dunia psikologi untuk kemajuan dan perkembangan dunia medis dan ilmu 

pengetahuan, salah satunya adalah pemikirannya tentang filsafat jiwa. Bahkan 

kontribusi filsafat jiwa Ibnu Sina sampai pada zaman modern, tepatnya ketika 

Rene Descartes muncul dan membahas mengenai jiwa, Descartes mengutip 

sebagian argumentasi Ibnu Sina untuk membuktikan keberadaan jiwa.121  

Argumen tersebut yaitu “argumen manusia terbang” (flying man argument) 

Ibnu Sina. Argumen ini merupakan eksperimen pemikiran manusia terbang, di 

mana jika ada seseorang yang diciptakan sekali jadi dan mempunyai wujud yang 

 
121 Ahmad Fuad al-Ahwani, Psikologi Ibnu Sina, terjemahan dari buku aslinya berbahasa 

Arab: Akhwal an-Nafs Risalah fi an-Nafs wa Baqa’iha wa Ma’adiha Karya Ibnu Sina, (Cet. I, 

Bandung: Pustaka Hidayah, 2009), h. 11-12. 
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sempurna. Kemudian diletakkan di udara (ruang yang hampa) dengan mata yang 

tertutup, maka seseorang itu tidak akan melihat apapun. Selanjutnya, dalam 

kondisi itu seseorang akan merasakan anggota tubuhnya terasa terpisah-pisah 

sehingga tidak dapat merasakan apa-apa. Kondisi ini menjadikan seseorang akan 

tetap yakin bahwa dirinya tetap ada, dan disaat itulah seseorang itu akan secara 

perlahan mulai memikirkan eksistensi dirinya, seperti membayangkan adanya 

tangan, kaki serta organ-organ tubuh lainnya, akan tetapi semua organ tubuh 

tersebut yang dibayangkannya bukan bagian dari dirinya. Dengan begitu 

penetapan tentang wujud dirinya tidak berada pada indra dan jasmaninya, 

melainkan dari sumber yang lain yang berbeda dengan jasad, yaitu jiwanya 

(berpikir).  

Sebagaimana argumen Descartes tentang alam mimpi (alam bawah sadar), 

Descartes menjelaskan bahwa hal-hal yang terpikirkan saat melamun maupun saat 

tertidur (hal-hal yang sebetulnya tidak sungguh terjadi). Descartes menegaskan 

bahwa tidak ada yang memasuki jiwanya yang lebih nyata daripada ilusi-ilusi 

mimpi, akan tetapi Descartes segera menyadari bahwa selagi dirinya ingin 

menegaskan segala sesuatunya adalah keliru, ternyata tetap saja benar bahwa 

dirinya sedang berpikir dan itu adalah suatu hal yang pasti. Lebih tepatnya “saya 

berpikir, maka saya ada”, adalah sedemikian tegas dan pasti, sehingga semua 

keraguan yang dikemukakan oleh para skeptic tidak mampu menggoyahkannya. 

Descartes berkeyakinan bahwa dirinya dapat menerima keberadaannya yang 

sedang berpikir dengan aman sebagai prinsip pertama dari filsafat yang dicarinya. 
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Rene Descartes dengan slogannya yang disebutnya cogito ergo sum122 (aku 

berpikir, maka aku ada), bahwa segala hal yang bersifat duniawi atau inderawi itu 

dapat diragukan kebenarannya, hal yang pasti menurutnya hanyalah dirinya dapat 

berpikir. Descartes mengatakan bahwa dari tindakan meragukan itulah seseorang 

akan secara perlahan-lahan mencari hakikat atau kebenaran mengenai hakikat dari 

dirinya. Secara garis besar ada kesamaan tekstual antara Ibnu Sina dan Rene 

Descartes, dapat dikatakan juga bahwa Descartes  mengembangkan pemikiran 

Ibnu Sina secara tidak langsung. Namun, Descartes lebih mengembangkannya 

dengan menggunakan rasionya, di mana segala hal harus diolah serasional 

mungkin. 

Kontribusi Ibnu Sina juga sampai kepada pemikiran Rene Descartes mengenai 

keterpisahan antara jiwa dan badan. Descartes sama halnya dengan Plato dan Ibnu 

Sina yang mengatakan jiwa bersifat kekal. Kekekalan jiwa tidak dijelaskan lebih 

detail oleh Descartes, itu dikarenakan pemikirannya yang rasionalis, berbeda 

dengan Ibnu Sina yang secara jelas menjelaskan kekekalan jiwa dengan 

berlandasan al-Qur’an. 

Pada masa dewasa ini, telah banyak muncul psikolog dan fisiolog yang 

mengkritik dan meninggalkan ajaran Ibnu Sina dan Rene Descartes, setelah 

banyaknya ilmu jiwa baru yang bermunculan.123 Isu umum dari kedua tokoh 

tersebut selalu hidup, dan isu itu tersebar luas di jantung perkembangan ilmu 

pengetahuan (psikologi), dan banyak dijadikan sebagai sebuah dasar ilmu 

kejiwaan. 

 
122 T.Z. Lavine, From Socrates To Sartre: the Philosophic Quest, (New York: Bantam Book 

Inc, 1984), h. 53. 
123 Zainal Abidin, Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat, h. 68. 
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B. Perbedaan dan persamaan filsafat jiwa Ibnu Sina dan Rene Descartes 

Ketika berbicara mengenai persamaan dan perbedaan antara pemikiran Ibnu 

Sina dengan Rene Descartes, secara garis besarnya persamaan pemikirannya dapat 

ditemukan pada dualisme atau pemisahan antara jiwa dan badan. Walaupun demikian 

di dalam persamaan itu terdapat juga pembedaan dalam pemahaman mereka. 

1. Persamaan Pemikiran Ibnu Sina dan Rene Descartes 

Pertama, persamaan pemikiran Jiwanya terletak pada pembedaannya 

mengenai jiwa dan badan. Ibnu Sina memahami perbedaan jiwa dan badan yang 

merupakan substansi berdiri sendiri, Ibnu Sina berpendapat bahwa jiwa 

merupakan substansi yang berdiri sendiri terlepas dari badan. Jiwa dan badan 

pada dasarnya memiliki hubungan karena terciptanya jiwa dengan adanya badan, 

dapat dikatakan bahwa hadirnya manusia dikarenakan terciptanya jiwa dan 

badan. Ibnu Sina beranggapan bahwa jiwa akan menjadikan badan sebagai 

wadah untuk itulah manusia dapat berpikir.124  

Jiwa merupakan zat yang ruhani memancar ke jasad sehingga dapat hidup, 

kemudian dijadikan wadah sebagai alat mencari ilmu dan pengetahuan, dan 

ketika keduanya menjadi satu maka orang itu dapat mengenal dirinya sendiri dan 

dapat mengenal Tuhannya. Secara menyeluruh Ibnu Sina mengatakan bahwa 

jiwa merupakan substansi ruhani yang kekal dan bersifat immateri. Ibnu Sina 

juga mendefinisikan jiwa sebagai substansi yang tidak dapat diindrakan oleh alat 

indra apapun, jiwa dianggap sebagai substansi yang tinggi, mulia dan utama dari 

semua hal yang bersifat jasad.  

 
124 Syah Reza, Konsep Jiwa Dalam Pandangan Ibnu Sina, (Ponorogo: Pasca Sarjana ISID 

Gontor, 2010), h. 2. 
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Sedangkan Rene Descartes bependapat bahwa jiwa sangatlah  berbeda dengan 

badan karena jiwa adalah satu hal dan badan adalah hal lain. Kemudian Descartes 

dikatakan sebagai penganut paham dualisme yang begitu membedakan jiwa 

dengan badan, kendati demikian Rene Descartes juga menjelaskan hubungan 

jiwa dan badan melalui sebuah kelenjar kecil  yang berada pada bagian bawah 

otak kecil (glandula pinealis).125 Dan itulah penyebab tingkah laku manusia yang 

digerakkan dengan melalui syaraf-syaraf dan otot. Descartes juga selalu 

memperingatkan untuk mengendalikan hasrat-hasrat yang ada pada diri manusia 

sehingga dapat mengontrol tingkah laku, agar menuju kepada hal-hal yang baik. 

Ciri khas dari pemikiran Rene Descartes ini terletak pada pemikirannya yang 

begitu rasionalis, sehingga Descartes juga disebut-sebut sebagai bapak 

Rasionalisme. Descartes berpendapat bahwa jiwa tidak pernah nampak dalam 

kesadaran manusia secara langsung, seperti halnya pengalaman indrawi. 

Descartes berpandangan bahwa banyak gejala yang penting bukan dari hasil dari 

jasad ataupun jiwa semata, melainkan dari hasil banyaknya bentuk interaksi yang 

berbeda dari kedua substansi tersebut. Itulah mengapa sistem filsafat Rene 

Descartes biasa disebut dualisme interaktif.126  

Descartes melihat jiwa sebagai suatu substansi yang berpikir, atau sering 

disebut  res cogitans sedangkan jasad dianggap sebagai suatu substansi yang 

berkeluasan atau res extensa yang dapat diserap oleh panca indra manusia. Jika 

dikaji lebih jauh lagi Descartes menganggap jasad bagian dari alam yang 

mekanis, di mana ada banyak perbuatan yang diatur sendiri oleh jasad tanpa 

 
125 Rene Descartes, The Passions Of The Soul: Hasrat Jiwa, h. 73. 
126 Ayi Sofyan, Kapita Selekta Filsafat, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 138. 
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adanya intervensi dari jiwa. Tindakan itulah yang dinamakan sebagai sistem 

mekanis yang yang murni, contohnya ketika manusia secara reflek menggunakan 

tangannya  untuk mengatur keseimbangan agar tidak terjatuh. Jasad dianggap 

sebagai mesin “reaktif” yang akan bereaksi ketika muncul perasaan tertentu dan 

itu terjadi dikarenakan stimulus konseptual menghasilkan perubahan gerak jasad 

melalui mekanisme otak dan sistem syaraf. Bisa dikatakan bahwa cara kerja 

jasad dapat dilihat sebagai prinsip-prinsip yang mekanis. Sejak munculnya 

pemikiran Rene Descartes tentang dualisme banyak memengaruhi pemikiran 

Barat, yang di mana manusia itu terdiri dari dua unsur yakni; jiwa dan jasad yang 

merupakan dua realitas sejajar satu sama lain. Rene Descartes mengatakan jiwa 

dan jasad juga memiliki konflik, di mana konflik itu tidak terjadi dalam jiwa itu 

sendiri, melainkan terjadi antara jiwa dan jasad.  

Descartes mengatakan bahwa jiwa adalah terpadu, rasional dan konsisten, 

dibalik semua itu jiwa juga memiliki batas kekuatan menghadapi jasad yang 

susah dikendalikan. Jika terjadi penentangan jiwa terhadap jasad maka akan 

terjadi pertarungan di dalam jasad, dan akhir dari pertarungan tersebut tidak 

menguntungkan pihak manapun baik untuk jiwa maupun terhadap jasad.127 Jadi, 

Ibnu Sina dan Rene Descartes sependapat bahwa jiwa dan badan merupakan dua 

hal yang berbeda, di mana jiwa berdiri sendiri dan badanpun sedemikian rupa. 

Kedua, Descartes dan Ibnu Sina juga sependapat bahwa hakikat dari manusia 

adalah jiwanya, karena jiwa adalah penggerak manusia sehingga mempunyai 

kesadaran penuh terhadap tubuh.  

 
127 Zainal Abidin, Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 57. 
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Ketiga, pemikiran Ibnu Sina dan Rene Descartes sama-sama terpengaruh oleh 

pemikiran filsuf terdahulu yaitu; Plato dan Aristoteles yang lebih dulu 

menjelaskan seluk beluk mengenai hakikat jiwa, hanya saja Ibnu Sina dan Rene 

Descartes memiliki ciri khas masing-masing dalam mengembangakn pemikiran 

tersebut. 

2. Perbedaan Pemikiran Ibnu Sina dan Rene Descartes 

Pertama, Descartes mengungkapkan bahwa jiwa itu sifatnya kekal, tetapi 

Descartes tidak menjelaskannya secara spesifik kekekalan tersebut, itu 

dikarenakan rasio hanya sampai pada titik itu. Berbeda dengan Ibnu Sina yang 

menjelaskan secara rinci, mulai dari penciptaan jiwa sampai akhir dari jiwa dan 

badan. Menurut Ibnu sina ketika tubuh telah hancur maka jiwa tetap ada, itu 

dikarenakan jiwa (roh) akan diadili di akhirat kelak, sama halnya dengan yang 

dijelaskan dalam agama Islam. 

Kedua, Rene Descartes dikenal luas dengan istilahnya yang mengatakan “aku 

berpikir maka aku ada”, dengan ungkapan itu Descartes mulai meragukan segala 

hal. Rene Descartes juga dikenal sebagai orang yang mempunyai ciri khas 

tersendiri dalam menjawab semua pertanyaan non-matematika dengan cara 

geometri analisis, agar dapat jawaban secara pasti. Seperti dalam penjelasannya 

mengenai pertarungan jiwa dan jasad, Descartes menerapkan pola berpikir yang 

geometris dalam menemukan jawaban di bidang ilmu pengetahuan terutama 

dalam menemukan hakikat manusia.  

Rene Descartes dalam mencari sebuah kebenaran, Descartes menggunakan 

tahap-tahap pemikiran dengan langkah-langkah yang baru dan jernih. Descartes 

kemudian banyak meneliti pendapat yang keliru dan umumnya sudah banyak 



67 
 

 

disepakati kebanyakan orang. Rene Descartes dengan kemampuannya yang 

meragukan segala hal itu meragukan pendapat-pendapat orang lain. Descartes 

berpikiran bahwa sesuatu yang didapat dengan panca indra itu masih benar-benar 

bisa diragukan keberadaannya, bahkan Descartes meragukan yang ada pada 

dirinya, seperti tangan dan jasadnya.128 Berbeda dengan Ibnu Sina di mana dalam 

mencari kebenaran Ibnu Sina menggunakan pijakan agama sebagai landasannya, 

untuk itu Ibnu Sina banyak mempelajari berbagai ilmu pengetahuan kemudian 

diolah kembali dan disesuaikan dengan agama, salah satunya dalam menemukan 

hakikat manusia. 

Ketiga, Pandangan Descartes tentang jiwa berasal dari teori yang umum 

diterima, di mana jiwa dijadikan sebagai bentuk tubuh manusia yang tidak dapat 

eksis pada dirinya sendiri. Keberadaan jiwa melebihi keberadaan jasad manusia 

dikarenakan jiwa dapat menyatu dengan jasad tanpa menginformasikan 

kehadirannya. Jiwa mampu terlibat secara langsung dalam mengarahkan 

karakteristik aktivitas semua bagian tubuh, seperti organ vital dan indra, 

termasuk juga kehadiran langsung daya sensorik dalam organ-organ saraf dan 

indra.129 Berbeda dengan Ibnu Sina yang menjelaskan jiwa dengan dua bagian, 

pertama Ibnu Sina  memberikan tingkatan jiwa ke dalam tiga bagian yakni, jiwa 

nabati, hewani dan insani. Kedua, Ibnu Sina membahas metafisika yang terdiri 

dari hakikat jiwa, wujud jiwa, hubungan jiwa dan badan serta kekekalan jiwa. 

Kemudian yang menjadi ciri khas pemikiran Ibnu Sina ini, berada pada 

keseimbangan antara akal dan wahyu.  

 
128 Ayi Sofyan, Kapita Selekta Filsafat, h. 140. 
129 Abdul Rokhmat Sairah, “Modernisasi Sains Menuju Psikologi: Studi Atas Pengaruh 

Pemikiran Rene Descartes (1596-1650) Terhadap Perkembangan Psikologi”, Jurnal Filsafat 

Indonesia, Vol. 4 no. 1, 2021, h. 50. 
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BAB V 

 PENUTUP      

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan kontribusi Ibnu Sina terhadap pemikiran Rene 

Descartes tentang filsafat  jiwa, yang di mana Ibnu Sina seorang filsuf Islam yang 

lahir pada masa pertengahan. Sedangkan Rene Descartes merupakan filsuf Barat yang 

lahir di masa modern. Pemikiran keduanya dilatarbelakangi oleh pemikiran Plato dan 

Aristoteles, namun pengkajiannya juga agak berbeda. Ibnu Sina mendasarkan 

pemikirannya dalam agama Islam sedangkan Rene Descartes mendasarkann 

pemikirannya berdasarkan rasionya (akal). 

Pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu Sina merupakan 

seorang filsuf Islam yang juga seorang dokter, kelahiran Persia Utara. Sedangkan 

Rene Descartes merupakan filsuf Barat, ilmuwan dan matematikawan. Pemikiran 

keduanya dilatar belakangi oleh pemikiran Plato dan Aristoteles, namun 

pengkajiannya juga berbeda. Ibnu Sina mendasarkan pemikirannya dengan fondasi 

agama Islam sedangkan Rene Descartes mendasarkan pemikirannya berdasarkan 

rasionya (akal). 

Kedua, filsafat jiwa merupakan suatu pencarian hakikat dari manusia. Jiwa 

adalah substansi rohani yang merupakan sumber kesadaran manusia, seperti 

menangkap, berpikir, dan bertingkah laku. Untuk itu jiwa dikatakan sebagai 

kesempurnaan awal bagi tubuh, tanpa jiwa tubuh juga akan tiada. Karena sumber 

kehidupan bagi tubuh berasal dari jiwanya, jiwa pada dasarnya terbentuk dikarenakan 

roh dan jasad yang saling bertemu. 
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Ketiga, kontribusi pemikiran Ibnu Sina terhadap pemikiran Rene Descartes 

dapat dilihat dari kesamaan “dalil manusia terbang” Ibnu Sina dengan “aku berpikir, 

maka aku ada”, milik Descartes. Kedua pemikiran tersebut secara tekstual memiliki 

persamaan yang signifikan, terlebih lagi ketika Rene Descartes mengungkapkan 

dualismenya yang membedakan jiwa dan jasad. Secara garis besar dapat ditarik 

benang merahnya bahwa Rene Descartes juga ikut terpengaruh pemikiran Ibnu Sina, 

walaupun penulis belum menemukan langsung tulisan Descartes yang mengatakan 

hal tersebut, namun penulis telah mendapat beberapa buku yang mengatakan secara 

tekstual Rene Descartes terpengaruh oleh pemikiran Ibnu Sina mengenai jiwa. 

B. Implikasi 

Jiwa pada dasarnya ada untuk menjadi sebagai kesadaran manusia, yang 

menimbulkan manusia akan bergerak sesuai keinginannya. Manusia pada 

hakekatnya ada pada jiwanya (akal), di mana ketika pikiran digunakan sebaik 

mungkin, maka akan berdampak baik juga untuk dirinya maupun di sekitarnya, 

dan itu sejalan dengan ungkapan Rene Descartes yang di mana Rasio sebagai 

puncak menemukan kebenaran. Namun kebalikannya ketika pikiran atau jiwa 

tidak dipergunakan sebaik mungkin akan membuat manusia itu berada pada 

tingkatan jiwa yang rendah sebagaimana yang dikatakan Ibnu Sina (jiwa hewani), 

itu sama halnya dengan orang yang dalam gangguan jiwa atau bahasa populernya 

di Indonesia disebut ODGJ (orang dalam gangguan jiwa). 
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Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa. Anak kedua dari 

empat bersaudara dari pasangan bapak Syarifuddin Syarif dan 

ibu Rosdiana. Penulis mengawali pendidikan dengan masuk 

sekolah dasar di SD Inpres 175 Palambuta pada tahun 2007-

2011 kemudian penulis pindah sekolah dasar di MIS Yapit Paranakeng 1 pada tahun 

2011-2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke madrasah tsanawiyah di 

MTS Darul Ihsan Munte pada tahun 2012-2015, dan pada tahun 2015-2018 penulis 

melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah kejuruan di SMK Nasional 

Makassar dengan mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). Setelah 

menyelesaikan pendidikan dibangku sekolah selama 12 tahun, penulis melanjutkan 

pendidikannya ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

dengan mengambil program studi Aqidah dan Filsafat Islam pada tahun 2018 dan 

selesai pada tahun 2022 dengan meraih gelar S.Ag. 

 Selama penulis masuk Universitas, penulis memulai mengasah pengetahuan 

dengan bergabung ke dalam beberapa organisasi kampus, yaitu IMM FUFP (ikatan 

mahasiswa muhammadiyah fakultas ushuluddin filsafat dan politik) dan HMJ AFI 

(himpunan mahasiswa jurusan aqidah dan filsafat islam) periode 2019-2020. Selama 

berada diluar kampus penulis kerap menghabiskan waktu dengan bekerja di berbagai 

bidang seperti, usaha kaki lima (UKM), ojek online, dan buruh bangunan. 


