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 ABSTRAK 

Nama  : Nur Ilham Fajar 

Nim  : 40200116076 

Judul   : Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Ilmu pengatahuan 

 Ditinjau Dari Perspektif Sejarah   

 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan mendekipsikakan Ilmu 

Pengetahuan Ibnu Khaldun, biografi Ibnu Khaldun, relevansi pemikiran Ibnu 

Khaldun tentang Ilmu Pengetahuan, dan pengaruh Ibnu Khaldun terhadap Ilmu 

pengetahuan. 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulis skipsi ini adalah penelitian 

kepustakaan atau Library Reasearch Sebelum melakukan talaah bahan pustaka, 

peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber 

informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan 

antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah/referensi statistik, hasil-hasil penelitian 

dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya 

yang relevan. Adapun langkah-langkah penelitian ini yaitu: heuristik, kritik 

sumber, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan sosiologi dan pendekatan historis. 

 Hasil penelitian ini adalah menunjukkan berbagai fakta-fakta historis dan 

jenis-jenis Ilmu Pengetahuan Ibnu Khaldun yaitu Ibnu Khaldun dilahirkan di 

Tunisia pada bulan Ramadhan 732 H/1332 M di tengah-tengah keluarga ilmuwan 

dan terhormat yang berhasil menghimpun antara jabatan ilmiah dan pemerintahan. 

Dari lingkungan seperti Ibnu Khaldun memperoleh dua orientasi yang kuat 

pertama, cinta belajar dan Ilmu Pengetahuan kedua, cinta jabatan dan pangkat. 

 Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya pada umur 18 tahun antara 1332-

1350 M. Seperti halnya tradisi kaum muslim pada waktu itu, ayah Ibnu Khaldun 

adalah guru pertamanya yang telah mendidknya secara tradisional mengajarkan 

dasar-dasar agama islam. Hal ini dapat dipahami karena Muhammad Ibnu 

Muhammada, ayah Ibnu Khaldun aadalah seorang yang berpengetahuan agama 

yang tinggi. 

 Ketahuilah, Ilmu Pengetahuan yang di pelajari manusia dan mereka cari di 

berbagai kota terbagi dalam dua bagian yaitu Ilmu Aqli, yakni, Ilmu alami bagi 

manusia yang dapat diperoleh dengan akal dan pikiran. Ilmu Naqli yakni, Ilmu 

yang diperoleh dari orang yang mengajarkannya. Pertama Ilmu Aqli adalah ilmu-

ilmu hikmah dan filsafat. Ilmu ini dapat dipelajari man usia lewat akal dan 

pemikiranya secara natural. Kedua Ilmu Naqli adalah ilmu-ilmu yang diajarkan 

atau mentarformasikan. Ilmu-ilmu ini disandarkan pada informasi dari orang tang 

diutus untuk menyampaikannya. 

  Ibnu Khaldun adalah sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-

Qur’an sejak dini. Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai ahli poliyik Islam dan bapak 

Ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tantang teori ekonomi yang logis 

dan realistis juga dikemukakannya sebelum Adam Smith (1723-1790 M) dan 

David Ricardo (1772-1823 M.) mengemukakan teori-teori ekonominya bahkan 

ketika memasuki usia remaja, tuisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah  

Ilmu, Sains, dan Ilmu Pengetahuan (Bahasa Arab  ُالعِلْـم) adalah suatu usaha 

sistematis dengan metode ilmiah dengan perkembangan dan penataan 

pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji 

sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya.1 Segi-segi 

ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti.2 Ilmu memberikan 

kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu 

di peroleh dari keterbatasannya.3 

Ilmu bukan sekedar pengetahuan (knowledge), tetapi merangkum 

sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat 

secara sistematis diuji dengan seperangkat yang diakui dalam bidang ilmu 

tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha 

berpikir lebih jauh mengenal pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan 

adalah produk dari epistemologi, dengan kata lain ilmu terbentuk dari tiga 

cabang filsafat yakni ontotlogi, epistemologi, dan aksiologi. Jika ketiha cabang 

itu terpenuhi sah dan diakui sebagai sebuah ilmu.  

Ilmu alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi kedalam 

hal yang bahani (material saja), atau ilmu psikologi hanya bisa meramaikan 

 
1 Prof. Dr. C.A. van Peursen: Filsafat Sebagai Seni untuk Bertanya. Dikutip dari buku B. 

Arief Sidharta. Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?, Pustaka Sutra, Bandung 2008 
2 E.O Wilson. (1999). "The natural sciences". Consilinence: The Unity of 

Konwledge (edisi ke-Reprint). New York, New York: Vintage. hlm. 49-71. 
3 Prof. Dr. C.A. van Peursen: Filsafat Sebagai Seni untuk Bertanya. Dikutip dari buku B. 

Arief Sidharta. Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?, Pustaka Sutra, Bandung 2008. Hal 7-11 
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perilaku manusia jika lingkup pandangannya dibatasi ke dalam segi umum dari 

perilaku manusia yang kongret. Berkenaan dengan contoh ilmu-ilmu alam 

menjawab pertanyaan tentang berapa jarak matahari dan bumi, atau ilmu 

psikologi menjawab apakah seorang pemudi cocok menjadi perawat.   

Secara etimologi kata Ilmu dalam bahasa Arab “Ilm”4 yang berarti 

memahami, mengerti, atau mengetahui. Dalam kaitan penyerapan katanya. 

Ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan solusi dapat 

berarti mengetahui masalah-masalah sosial dan sebagainya. 

Adapun syarat-syarat Ilmu berbeda dengan pengetahuan, merupakan 

penegtahuan khususnya tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada 

persyaratan ilmu banyak persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut dengan 

ilmu.5 sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigmah 

ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dahulu.  

1. Okjektip, Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu 

golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun 

bentuknya dari dalam. Objeknya bersifat ada, atau mungkin ada karena 

masih harus diuji kebenarannya. Dalam mengkaji objek, yang dicari 

atau kebenaran, yakni persesuaian antara tahu dengan objek, sehingga 

disebut kebenaran okjektif; bukan subjektif  berdasarkan subjek 

penelitian atau subjek penunjang penelitian. 

 
4 Ramli Abdul Wahid. Ulumul Qu'ran, Grafindo, Jakarta, 1996, hal. 7. 
5 Dani Vardiansyah. Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Indeks, Jakarta 2008. 

Halaman 8. 
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2. Metodis, adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi 

kemumgkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. 

Konsekunsinya, harus ada cara tertentu untuk menjamin kepastian 

kebenaran. Metodis berasal dari bahasa Yunani “Metodis” yang berarti 

cara jalan. Secara umum metodis berarti metode tertentu yang 

digunakan dan umumnya merujuk pada metode ilmiah. 

3. Sistematis, dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan 

suatu objek, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang 

teratur dan logis sehingga membentuk membentuk suatu sistem yang 

berarti secara utuh, menyentuh, terpadu, dan mampu menjelaskan 

sebuah akibat menyangkut objeknya. Pengetahuan yang tersusun secara 

sistematis dalam rangkaian seaba akibat merupakan syarat ilmu yang 

ketiga. 

4. Universal, kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal 

yang bersifat umum (tidak bersifat tertentu). Contoh: semua segitiga 

bersudut 180 derajat. Karenanya universal merupakan syarat ilmu yang 

keempat. Belakangan ilmu-ilmu sosial menyadari kadar se-umum-an 

(universal) yang dikandungnya debgan beberapa ilmu-ilmu alam 

mengingat objeknya adalah tindakan manusia. Karena itu untuk 

mencapai tingkat universitas dalam ilmu-ilmu sosial, harus tersedia 

kemteks dan tertentu pula.          

Ilmu Pengetahuan telah mengalami perkembangan yang signifikan  sejak 

mulainya peradaban manusia. Berbagai definisi, penjelasan, pembagian  telah 
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banyak dilakukan oleh berbagai ahli ilmu dalam sejarah kehidupan manusia.6 

Tidak luput di antara ahli tersebut yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun  yang 

lebih dikenal sebagai Bapak Sosiologi dan Sejarah sebenarnya turut 

memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan.7 Walau 

demikian dia lebih dikenal dengan julukannya tersebut. Meskipun begitu, apa  

yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun mengenai ilmu pengetahuan, pembagian 

dan cakupannya telah melampaui berbagai pemikir sebelumnya.  

Pembahasan ilmu pengetahuan dan cakupannya oleh Ibnu Khaldun 

sebenarnya menjadi bahasan yang cukup luas. Karena Ibnu Khaldun sendiri 

pada  awalnya menyebutkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan tersebut bagi  

manusia. Pengkajian ini lebih diutamakan oleh Ibnu Khaldun di sela-sela  

pembahasan mengenai pentingnya ashabiyah dan umran dalam kehidupan   

manusia.8 Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bersosialisasi 

yang berarti membutuhkan selain dirinya dalam kehidupan (al-insan 

madaniyyun bi al-thabi’i).9 Pembahasan Ibnu Khaldun yang mendalam 

mengenai ilmu  pengetahuan ini terdapat dalam magnumopus-nya yaitu kitab 

Muqaddimah. 

 Kitab Muqaddimah adalah kitab sosiologi dan sejarah nomor satu di 

dunia. Hal demikian tidak berlebihan dalam menilai karya tersebut. Karena  

oleh berbagai ahli baik dari intern maupun ekstern Islam sendiri mengaku kitab 

 
6 Mohammad Adib, Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu 

Pengetahuan, 3 ed., 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 48–52. 
7 Allen James Fromherz, Ibnu Khaldun, Life And Times (Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 2011), 144. 
8 A̳shabiyyah,  ”Asian Journal of Social Science 36, no. 3/4  (2008): 408–33. 
9 Ibn Khaldûn, “The Muqaddimah:1967, 549. 
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tersebut.10 Dalam kitab tersebut, Ibnu Khaldun langsung menjelaskan mengenai 

perihal sejarah dan kritiknya di dalamnya. Selain itu memberikan penjelasan 

mengenai ilmu   sosiologi.   Ibnu   Khaldun   berhasil membuat  terobosan  

baru  dengan  kritiknya  yang  tajam  terhadap ahli sejarah sebelum dan semasa 

dengannya yang berlebihan dalam menuliskan sejarah dengan berbagai aspek 

tekanan dan kepentingan  individualistik. Lebih dari itu dia turut merumuskan 

kembali bangunan ilmu   sejarah yang hingga sekarang masih digunakan.  

Semua pemikiranya tertuang dalam Muqaddimah.11 Kedua hal tersebut 

diambil dari kehidupan dunia Arab kala itu yang membentang luas dari timur 

Maghribi, semenanjung Arab, hingga asia timur. Dengan keluasan cara 

berpikirnya dia digelarilah dengan kedua hal tersebut. Menarik dalam karya ini 

adalah bab terakhir dari kitab tersebut    menjelaskan mengenai ilmu 

pengetahuan, pembagian dan cakupannya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa 

besarnya perhatian Ibnu Khaldun terhadap ilmu pengetahuan di sela-sela 

pembahasan sejarah dan sosiologinya.  

Ilmu pengetahuan bagi Ibnu Khaldun adalah suatu yang niscaya dan 

harus   dimiliki oleh setiap bangsa. Karena dengan Ilmu Pengetahuan tersebut, 

suatu bangsa atau negara dapat mengatur negaranya dengan baik. Dengan 

begitu bagi Ibnu Khaldun Ilmu Pengetahuan harus bermanfaat dalam 

kehidupan sosial.12 Dalam karya agung ini, Ibnu Khaldun mencantumkan pula 

keahlian sebagai daya tarik dan beli seseorang sehingga berguna dalam 

 
10 al-Azmeh, ed. oleh Bruce B.  Lawrence, Journal of the Royal Asiatic Society of Great 

Britain and Ireland, no. 1 (1986): 101–2. 
11 Ahmad Syafi‘i Ma‘arif, Ibn  Khaldun  dalam  Pandangan  Penulis  Barat  dan  Timur 

(Yogyakarta:  Gema Insani, 1996), 44. 
12 Socia science, “Asian Journal of Social Science 36, no. 3/4 (2008): 465–466. 
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kehidupan masyarakat. Keahlian yang dimiliki tersebut tidaklah mungkin 

dimiliki tanpa adanya ilmu pengetahuan.13 Dengan begitu, ilmu pengetahuan 

memiliki peran penting dalam kemajuan suatu bangsa atau negara. Tanpa Ilmu 

Pengetahuan suatu bangsa akan hancur dan dapat  ditindas oleh bangsa lainnya 

yang lebih menguasai Ilmu Pengetahuan. Menurut penulis, inilah yang 

sekarang menjadi keharusan bagi seluruh umat Islam di mana pun berada untuk 

memajukan ilmu pengetahuan seluas dan sebisa mungkin. Sehingga kehidupan 

umat Islam dapat berdiri sendiri dan tidak selalu berada dalam bayang-bayang 

hegemoni Barat.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah fokus penelitian dan 

deskripsi fokus dijelaskan diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana riwayat kehidupan Ibnu Khaldun? 

2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang Ilmu 

Pengetahuan? 

3. Bagaimana pengaruh Ibnu Khaldun terhadap Ilmu Pengetahuan?   

C. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus 

1. Fokus penelitian  

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika kehidupan Ibnu 

Khladun serta pemikiran tentang Ilmu Pengetahuan dalam mengembangkan 

pencatatan masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-

 
13 ‘Ali Mula, Mu’jam al-Falasifah: al-Falasifah, al-Manathiqah, al-Mutakallimun, al-

Mutashawwafun., cet. 3. (Beirut:Dar  al-Thali‘at li al-Thaba‘at wa al-Nasyr, 2006), 22. 
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perubahan yang terjadi pada swatak masyarakat itu, seperti keliaran, keramah-

tamahan dan solidariet golongan, tentang revolusi-revolusi dan pemborontakan 

oleh segolongan rakyat melawan golongan yang laindengan akibat timbulnya 

kerajaan-kerajaan dan negara-negara, dengan tingkat bermacam-macam, 

tentang bermacam kegiatan dan kedudukan orang, baik untuk mencapai 

penghidupannya, maupun dalam bermacam-macam cabang ilmu pengetahuan 

dan pertukangannya dan pada umumnya tentang segala perubahan yang terjadi 

ke dalam masyarakat karna watak masyarakat itu sendiri. 

2. Deskriptif Fokus 

Dalam otobiografinya, Ibnu Khaldun menelusuri keturunannya hingga 

masa Nabi Muhammad melalui suku Arab dari Yaman, 

khususnya Hadramaut yang datang ke Semenanjung Iberia pada abad ke-8 

pada awal penaklukan Islam. Dengan kata-katanya sendiri: "Dan keturunan 

kita berasal dari Hadramaut, dari orang-orang Arab Yaman, melalui Wa'il ibn 

Hujr yang juga dikenal sebagai Hajr bin Adi, dari orang-orang Arab terbaik, 

terkenal dan dihormati." (Halaman 2429, edisi Al-Waraq). Namun, penulis 

biografi Mohammad Enan mempertanyakan klaim tersebut, dengan 

menunjukkan bahwa keluarganya adalah seorang Muladi yang berpura-pura 

berasal dari Arab untuk mendapatkan status sosial. 

Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa suatu negara maksimal dapat 

bertahan selama 120 tahun. Ia juga membagi masa berdirinya sebuah negara 

menjadi tiga periode. Periode pertama adalah periode perkembangan sebuah 

negara. Pada periode ini, umumnya negara dipimpin oleh pemimpin yang kuat, 
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sabar dan piawai dalam mengatasi persoalan negara. Pada periode ini, 

diperoleh kemapanan suatu negara.  

Pada periode kedua, pemimpin negara hanya mewarisi kekuasaan dari 

para pemimpin sebelumnya. Karenanya, pemimpin-pemimpin baru tidak 

merasakan kesusahan dalam mendirikan sebuah negara. Kekuatan yang 

diperoleh oleh pemimpin baru merupakan warisan dari pemimpin lama. 

Pemimpin lama hanya menikmati kekuasaan yang diwariskan kepadanya. Pada 

periode ketiga, para pemimpin negara telah mendapatkan wilayah kekuasaan 

dalam negara. Mereka juga memperoleh harta dan jabatan penting di dalam 

negara.  

Para pemimpin negara pada periode ini cenderung memerintah dengan 

santai. Mereka hanya menikmati kenikmatan yang diperoleh dari jabatannya. 

Kondisi pemimpin negara pada periode ketiga merupakan yang paling umum 

menyebabkan sebuah negara berakhir. 

D. Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian ini peneliti mencoba mengunakan sumber penelitian 

yang berhubungan langsung dengan judul penelitian, adapun sumber penelitian 

yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini adalah : 

1. Kitab Muqaddimah atau jilid: pertama yang berisi tentang masyarakat 

dan ciri-cirinya yang hakiki, yaitu pememrintahan, kekuasaan, 

pencaharian, penghidupan, keahlian-keahlian dan ilmu pengetahuan 

dengan segala sebab dan alasan-alasannya.14 

 
14 Ibid, hal. 393.. 
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2. Jurnal Rahmat Effendy Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang berjudul, Ilmu Pengetahuan dan Pembagiannya 

Menurut Ibnu Khaldun membahas Karena sebuah disiplin Ilmu 

Pengetahuan yang lahir harus berasal  dari sebuah sistem Ilmu 

Pengetahuan yang baku, sistematis, metodis dan universal. Paradigma 

yang dibangun harus menunjukkan bahwa kebenaran Ilmu    Pengetah 

uan yang relatif tersebut harus bersesuaian dengan masyarakat ilmiah 

yang mengakuinya.15 

3. Jurnal Ainun Masnunah, Ahamd Hasanuddin, dan Neli Rahmah 

Universiatas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, 

Pemikiran Sosial Budaya Ibnu Khaldun membahas tentang Ibnu 

Khaldun lahir dari keluarga yang memiliki Ilmu yang mumpuni, 

dimana ayahnya Muhammad merupakan seseorang yang tekun belajar 

tentang Fiqih, Filologi, dan Puisi (Suwardi, 2015:147). Berlatar 

belakang keluarga yang mumpuni dalam keilmuan, Ibnu Khaldun 

memulai pelajarannya dari ayahnya. Dimana sejak awal Ibnu Khaldun 

belajar soal adab dan agama. Dari sinilah kemudian Ibnu Khaldun 

menjadi orang yang produktif. Meskipun ada sekidit hal yang berbeda 

dari Ibnu Khaldun dan ayahnya yakni pada titik politik praktis. Dimana 

ayahnya sama sekali tidak terlibat dalam hal politik.Sedangkan Ibnu 

Khaldun sendiri terjun dalam hal politik-yang sempat menjadi hakim 

 
15 Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago: The University of 

Chicago Press, 1962), 23–33. 
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Terlepas dari hal yang menyangkut tentang politik. Ibnu Khaldun 

sendiri banyak menciptakan karya yang tidak hanya berkaitan tentang 

politik saja-salah satu karyanya yang terkenal yakni Muqaddimah Ibnu 

Khaldun yang didalamnya terdapat tentang pemikiran sosial budayanya. 

Berbicara soal pemikiran ibn Khaldun tentang sosial budaya khususnya. 

Perlu ditelaah kembali. Perlu tinjauan lebih terhadap substansi dari 

pemikiran ibn Khaldun dengan melihat gagasan-gagasan ibn Khaldun 

yang sudah dituliskan dalam karyakaryanya.16 

4. Penelitian oleh Lilik Ardiansyah, Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2013, skripsi ini 

membahas tentang pemikiran Ibnu Khaldun Tentang pendidikan. 

Dalam hasil kajiannya pemikiran Ibnu Khaldun sesungguhnya tidak 

dapat dilepaskan dari akar pemikiran islam. Sebenarnya karya Ibnu 

Khaldun al-Muqaddimah, ysng merupakan manifestasi pemikiran Ibnu 

Khaldun diilhami dari Al-Qur’an sebagai sumber utama dan pertama 

dalam ajaran Islam. Ibnu Khaldun adalah pemikir yang teguh beriman 

dan berkomitmen terhadap ajaran. Ibnu Khaldun mensejajarkan secara 

proporsional antara otorita wahyu dan rasio, Ibnu Khaldun menganggap 

bahwasanya pendidikan merupakan hakikat dari eksistensi manusia. 

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pendidikan adalah upaya untuk 

 
16 Muhammad Abdullah Enan, Biografi Ibn Khaldun. Jakarta (2013): Serambi Ilmu 

Semesta 
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memperoleh suatu kepandaian, pengertian dan kaidah-kaidah yang 

baru.17     

5. Penulis buku oleh Lukman Hadi Subroto yang berjudul pemikran Ibnu 

Khaldun tentang Sosiologi membahas Ibnu Khaldun dianggap memiliki 

pemikiran yang sejalan dengan Ilmu Sosiologi. Tingkatan pertama 

adalah masyarakat primitif atau Wahsy, yang belum mengenal 

peradaban, hidup berpindah-pindah dan liar. Tingkata kedua adalah 

masyarakat pedesaan, yang telah hidup menetap meskipun dengan amat 

sederhana. Pada tingkatan kedua ini, Ibnu Khaldun  menjelaskan bahwa 

kebanyakan mata pencaharian masyarakatnya aadalah pertanian dan 

peternakan. Pada tingkatan akhir atau ketiga, Ibnu Khaldun 

menyebutnya masyarakat kota. Berpendapat bahwa masyarakat kota 

adalah masyarakat yang berperadaban dengan bukti dari mata 

pencahariannya berupa berpandangan dari industri.18   

6. Abad pertengahan dalam sejarah Islam, merupakan abad penuh pemikir 

dan pemikiran dalam berbagai bidang. Salah satu pemikir (ahli) pada 

waktu itu adalah Ibnu Khaldun, seorang ahli pikir Islam yang jenius dan 

termasyhur di kalangan intelektual modern. Dalam karya-karya Ibnu 

Khaldun dapat dilihat penguasaannya terhadap berbagai disiplin Ilmu 

Pengetahuan, seperti sejarah, sosiologi, dan politik sehingga tidak 

mengherankan apabila Ibnu Khaldun dikategorikan menjadi ahli 

sejarah, sosiologi, dan politik. Bahkan banyak orang yang mengatakan 

 
17 Lilik Ardiansyah, “Konsep Pendidikan Ibnu Khaldun”, (Skripsi, STAIN Purwokerto, 

2017) 4 
18 Ibnu Khaldun. “Muqaddimah”. (Jakarta. 2019.) Wali Pustaka. 
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bahwa Ibnu Khaldun adalah makhluk yang paling penting dan paling 

terhormat dalam alam semesta. Dalam mengemukakan konsep 

politiknya Ibnu Khaldun tidak dapat lepas dari kenyataan yang dihadapi 

dan dialami. Disatu pihak ia melihat ikatan-ikatan bermasyarakat, 

bernegara dan berperadaban pada umumnya sebagai sesuatu yang 

berkembang terlepas dari agama, tetapi dipihak lain Ibnu Khaldun 

adalah seorang 19 

E. Metodologi Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang 

dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis yang bertujuan 

dengan objek penelitian dan pengumpulan data yang bersifat 

kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang pada dasarnya tertumpu penelaahan kritis dan mendalam 

terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. 

 Sebelum melakukan talaah bahan pustaka, peneliti harus 

mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana 

informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang 

digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah/referensi statistik, 

hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, 

serta sumber-sumber lainnya relevan.    

 
19 Rahman Zainudin, Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik, Ibnu Khaldun (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 55. 
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2.  Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang di gunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah Pendekatan Historis, dan Pendekatan Sosiologi. Pendekata Histori 

adalah suatu penyidikan sumber-sumber yang berisi inforrmasi mengenai 

kejadian pada masa lampau secara sistematis. Pendekatan Sosiologi 

adalah suatu sumber yang mempelajari bagaimana kehidupan masyarakat 

primif, masyarakat desa, dan masyarakat kota untuk mengmbangkan 

peradaban suatu bangsa yaitu manusia. 

3.  Langkah-langkah penelitian   

Adapun langakah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Heuristik 

Pada tahap ini, peneliti megumpulkan berbagai referensi, 

peneliti penetapan desain dan model penelitian. Disini diterapkan 

beberapa sumber karya ilmiah yang baik buku maupun jurnal. 

b. Kritik Sumber 

Pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri. 

Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan 

terpokok. Prncarian dapat dilakukan dengan dengan menggunakan 

lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk 

keperluan pencarian data tersebut. 
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c. Interpretasi 

Interpretasi adalah tahap penafsiran data dan akta sejarah yang 

telah diperoleh. Dalam menginterpretasikan fakta-fakta yang 

berkaitan denga pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Ilmu Pengetahuan 

yang ditinjau dari persfektif sejarah, maka penulis menguraikan dan 

menyusun fakta-fakta tersubut dengan cara menganalisis dan 

menyelaraskan fakta yang sudah ada agar menjadi sebuah fakta baru. 

d. Histiografi 

Histroriografi merupakan cara penulisan, atau pelaporan 

penelitian sejarah dengan merangkai fakta-fakta menjadi peristiwa 

sejarah  sejarah yang berkaitan dengan data-data yang telah 

dianalisis. Pada tahap ini, melaporkan hasil penelitiannya dengan 

mengkaji urutan-urutan peristiwa yang terjadi dan penelti harus 

memiliki kemampuan analisis unruk mengaitkan pemikiran-

pemikaran Ibnu khaldun tengan Ilmu Pengetahuan. 

F.  Tujauan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

 Sebagaimana persoalan yang telah disebutkan atau dibahas dalam 

rumusan masalah maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana riwayat hidup Ibnu Khaldun. 

b. Untuk megetahui relevansi Pemikran Ibnu Khaldun tentang Ilmu 

Pengetahaun. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh Ibnu Khaldun terhadap 

perkembangan Ilmu Pengetahauan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Sebagaimana tujuan yang telah disebutkan, tentunya memiliki 

kegunaan dari hasil penelitian, sebagai berikut: 

a.  Sebagai keguanaan ilimiah yang berkaitan dengan sumbangsi bagi 

perkembangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan Ilmu 

Pendidikan, Ilum Sosial, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Keislaman pada 

Khususnya. 

b. Agar penulis dan pembaca dapat menamba wawasan tentang Ilmu 

Pengetahuan, dan mengembangkan Ilmu-ilmu lainya baik itu Ilmu 

Politik, Ilmu Sosial Budaya, Ilmu Pendidikan, Ilmu sosiologi dan 

Filsafat. 
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BAB II 

RIWAYAT HIDUP IBNU KHALDUN 

A. Riwayat Hidup Ibnu Khaldun 

1. Silsilah Keluarganya 

  Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abd al-Rahman bin Muhammad 

bin Mohammad bin Hasan bin Jabar bin Mohammad bin Ibrahim bin Abd al-

Rahman bin Khaldun. Dia dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara, pada tahun 732 

H atau 1332 M, dari keluarga pendatang dari Andalusia, Spanyol Selatan, 

yang pindah ke Tunisia pada pertengahan abad VII H. Asal keluarga Ibnu 

Khaldun yang sesungguhnya dari Hadramaut, Yaman selatan. Nama Ibn 

Khaldun diambil dari nama kakeknya yang kesembilan, Khalid bin Utsman. 

Kakeknya ini merupakan pendatang pertama dari keluarga di Andalusia. 

 Sebagai anggota pasukan Arab penakluk wilayah bagian selatan 

Spanyol. Khalid kemudian lebih terkenal dengan panggilan Khaldun sesuai 

dengan kebiasaan yang berlaku bagi penduduk Andalusia dan Afrika Barat 

Laut waktu itu, yakni penambahan pada akhir nama dengan “un” sebagai 

pernyataan penghargaan kepada keluarga penyandangnya, dengan demikian 

Khalid menjadi Khaldun.20 

Ibnu Khaldun mempunyai rumah tempat tinggal di kelahirannya di 

jalan Turbah Bay, Tunisia. Dan sampai saat ini rumah tersebut masih utuh 

dan digunakan untuk sekolah Idarah Ulya.21 

 
20 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan pemikiran, (Jakarta: Penerbit 

Universitas Indonesia, 1993), h. 90. 
21 Firdaus Syam, Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya 

Terhadap Dunia Ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 67 
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Keluarganya berasal dari Hadramaut dan silsilahnya disampaikan 

kepada seorang sahabat Nabi bernama Wayl ibn Hujr salah seorang cucu 

Wayl, Khalid ibn Utsman, memasuki daerah Andalusia bersama orang-orang 

Arab penakluk di awal abad ke-3 H (9 M). Anak cucu Khalid membentuk 

satu keluarga yang besar dengan nama Bani Khaldun. Dari Bani inilah nama 

Ibn Khaldun berasal. Bani Khaldun ini pertama kali berkembang di kota 

Qarmunah di Andalusia. Di kota inilah mereka bertempat tinggal sebelum 

hijrah ke kota Isybilia. 

Di kota yang terakhir ini bintang Bani Khaldun mulai bersinar. 

Anggota keluarga Bani Khaldun menduduki beberapa jabatan penting. Ketika 

dinasti al-Muwahhidun mengalami kemunduran di Andalusia, Bani Hafs, 

penguasa Isybilia, hijrah ke Tunisia, Afrika karena daerah kekuasaannya jatuh 

ketangan penguasa Kristen. Bani Khaldun juga ikut hijrah ke sana. Abu Bakr 

di angkat menjadi gubernur di Tunisa, sementara anaknya, Muhammad ibn 

Abi Bakr, kakek ibn Khaldun menjadi menteri kehakiman. Walaupun 

kekuasaan Bani Hafsh di Tunisia jatuh ketangan pemimpin al-Muwahhidun, 

Amir Abu Yahya alLihyani (711 H), kakek Ibn Khaldun tetap menduduki 

jabatan penting. Akan tetapi, salah seorang puteranya, Abu Abdillah 

Muhammad, ayah Ibn Khaldun, tidak terjun ke dunia politik dan cenderung 

memasuki dunia ilmu dan pendidikan.  

Secara umum kehidupan Ibn Khaldun dapat dibagi menjadi empat 

fase, yaitu: pertama fase kelahiran, perkembangan, dan studi. Fase ini 

berlangsung sejak kelahiran sampai usia dua puluh tahun, yaitu dari tahun 
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732 H/1332 M hingga tahun 751 H/1350 M. Fase ini dilaluinya di Tunis. 

Kedua, fase bertugas di pemerintahan dan terjun ke dunia politik di Magrib 

dan Andalusia, yaitu dari tahun 751 H/1350 M sampai tahun 776 H/1374 M. 

Ketiga, fase kepengarangan, ketika dia berpikir dan berkompetensi di 

Benteng Ibn Salamiah milik Banu Arif, yaitu sejak tahun 776 H/ 1374 M 

sampai 784 H/1382 M. Keempat, fase mengajar dan bertugas sebagai Hakim 

Negeri di Mesir, yaitu dari tahun 784 H/1382 M sampai wafatnya tahun 808 

H/ 1406 M.22 

Keluarga Ibnu Khaldun merupakan keluarga ilmuan dan terhormat 

yang telah berhasil menghimpun antara jabatan ilmiah dan pemerintahan. 

Suatu jabatan yang belum dijumpai dan mampu diraih orang pada masa itu. 

Sebelum menyebrang keAfrika, keluarganya adalah para pemimpin politik di 

Moorish (Spanyol) selama beberapa abad. Dengan latar belakang keluarganya 

yang demikian, ibn Khaldun memperoleh dua orientasi yang kuat: pertama, 

cinta belajar dan ilmu pengetahuan, kedua cinta jabatan dan pangkat. Kedua 

faktor tersebut sangat menentukan dalam perkembangan pemikirannya. 

Ayahnya bernama Abu Abdullah Muhammad. Ia berkecimpung dalam bidang 

politik. Kemudian mengundurkan diri dari bidang politik serta menekuni ilmu 

pengetahuan dan kesufian. Ia ahli dalam bahasa sastra Arab. Ia meninggal 

pada tahun pada tahun 794 H/1384 M akibat wabah Pes yang melanda Afrika 

 
22 Badri Yatim, Historiografi Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 139-140. 
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Utara dengan meninggalkan lima orang anak, ketika ayahnya meninggal, ibn 

Khaldun pada waktu itu baru berusia 18 tahun.23 

Ibnu Khaldun, seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendikiawan 

terbesar pada zamannya, salah seorang pemikir terkemuka yang pernah 

dilahirkan. Sebelum Ibn Khaldun, sejarah hanya berkisar pada pencatatan 

sederhana dari kejadian-kejadia n tanpa ada pembedaan antara yang fakta dan 

hasil rekaan.24 Ibn Khaldun hidup pada saat dimana dunia Islam mengalami 

pergumulan dalam berbagai bidang, sebagai akibat adanya beberapa proses 

peralihan kekuasaan pemerintahan. Dalam perspektif sejarah Islam, abad 

keempat belas masehi merupakan masa kemunduran dan perpecahan, Pada 

masa kemunduran Islam ini, banyak terjadi kekacauan historis yang sangat 

serius, baik dalam tatanan politik maupun intelektual. Meskipun demikian, 

masa-masa kekacauan biasanya merupakan kesempatan yang baik bagi 

lahirnya figur-figur utama yang mempunyai semangat yang tinggi dalam 

ranah aksi dan pemikiran, seperti kemunculan sejarawan besar Ibn Khaldun.25 

Ibnu Khaldun menghabiskan lebih dari dua pertiga umurnya di 

kawasan Afrika Barat Laut, yang sekarang ini berdiri. Negara-negara Tunisia, 

Aljazair dan Maroko, serta Andalusia yang terletak diujung selatan Spanyol. 

Pada zaman itu kawasan tersebut tidak pernah menikmati stabilitas dan 

ketenangan politik, sebaliknya merupakan kancah perebutan dan pertarungan 

kekuasaan antar dinasti dan juga pemberontakan sehingga kawasan itu atau 

 
23 Ramayulisdan Samsul Nizar, Ensiklopedia Tokoh Pendidikan Islam Mengenai Tokoh 

Pendidikan di Dunia Islam dan Indonesia, (Ciputat: PT. Ciputat Press Group, 2010), h. 16-17. 
24 Jamil Ahmad, Seratus Muslim Terkemuka, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 
25 Toto Suharto, Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun, (Yogyakarta: Fajar Pustaka 

Baru,2003), h. 23-24 
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sebagian darinya sering berpindah tangan dari satu dinasti ke dinasti yang 

lain, atau dari satu cabang dinasti ke cabang lain dari dinasti yang sama. 

Kenyataan tersebut sangat mewarnai kehidupan termasuk karier Ibn Khaldun. 

Dia sering berpindah jabatan dan berganti tuan dan pergantian tuan itu tidak 

selalu dilakukannya karena terpaksa. Tidak jarang dia bergeser loyalitas dari 

satu dinasti ke dinasti lain, atau cabang satu dinasti ke cabang lain dari dinasti 

yang sama, dengan sukarela dan berencana berdasarkan perhitungan untung 

rugi pribadi. Dengan kata lain, Ibn Khaldun telah membawa pula suasana 

politik yang sulit dengan perebutan kekuasaan itu, dan melibatkan diri 

sebagai pemain dalam percaturan politik dikawasan itu.26 

Dan pada akhirnya Ibn Khaldun, wafat di Kairo, Mesir. Pada 25 

Ramadhan 808 H atau 19 Maret 1406 M.27 Ibn Khaldun meninggal pada usia 

74 tahun di Mesir. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman para sufi di luar 

Bab al-Nashir, Kairo.28 

2. Kondisi Sosial Ibnu Kahldun 

   Semasa tinggal di Tunisia sampai tahun 751 H, Ibn Khaldun tekun 

belajar dan membaca serta menghadiri majelis gurunya yaitu Muhammad 

Ibrahim Al-Abili. Pada waktu itu Ibn Khaldun berusia 20 tahun Ibn Khaldun 

dipanggil oleh Abu Muhmmad Ibnu Tarafkin penguasa Tunisia untuk 

memangku jabatan sekretaris Sultan Abu Ishaq Ibnu Abu Yahya Al-Hafsi. Ia 

 
26 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara,….., h. 91 
27 Ibn Khaldun, Mukaddimah Ibn Khaldun, diterjemahkan oleh Masturi Irham, Malik 

Supar dan Abidun Zuhri, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011),h. 1087 
28 Toto Suharto, Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun,…., h. 53 
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menerima tawaran tersebut dan untuk pertama kali pada tahun 751 H 

memangku jabatan pemerintahan. 

 Sejak itu Ibn Khaldun mulai mengikuti jejak dan tradisi keluarga 

dan nenek moyangnya yang berkerja pada jabatan-jabatan tertinggi Negara. 

Adapun yang mendorong Ibn Khaldun menerima jabatan tersebut karena ia 

merasa tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya di 

Tunisa, terutama setelah gurunya Muhammad Ibrahim Al-Abili 

meninggalkan Tunisia menuju Fez. Ia merasa sedih karena ditinggalkan guru-

gurunya, akibatnya Ibn Khaldun tetap memangku jabatan sekertaris sampai ia 

hijrah ke kota Fez, Maroko, pada tahun 755 H/1354 M. 

 Pada tahun 752 H sultan Al-Magrib Al-Aqsa Abu Al-Hasan 

meninggal, ia digantikan oleh anaknya Abu Inan. Ibnu Khaldun di panggil 

oleh Abu Inan ke kota Fez pada tahun 755 H dan diangkat sebagai seorang 

anggota majelis ilmu, lalu diangkat sebagai salah seorang sekertaris sultan. 

Keberadaanya di kota Fez ini dipergunakan untuk melanjutkan pelajarannya 

yang pernah terhenti dengan para ulama dan sastrawan kenamaan dikota 

tersebut, sebagaimana dimanfaatkan untuk mengunjungi perpustakaan-

perpustakaan Fez yang ada pada merupakan salah satu perpustakaan Islam 

lengkap. 

Pada tahun 758H, Ibnu Khaldun ditangkap oleh Sultan Abu Inan 

dengan tuduhan melakukan sabotase terhadap sultan. Ia dipenjara selama dua 

tahun setelah Abu Salim Ibnu Abu Al-Hasan menjadi Sultan Al-Magrib Al-
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Aqsa pada bulan Sya’ban 760 H Ibnu Khaldun dianggkat menjadi sekertaris 

pribadi sultan.  

Dengan demikian Ibnu Khaldun berada di Al-Magrib Al-Aqsa 

sebelum kunjungannya ke Andalus selama delapan tahun. Dua tahun ditahan 

di penjara Fez (758-760 H) dan selama lebih kurang enam tahun bekerja 

sebagai seorang pejabat di kota Fez dengan tiga sultan dan dua orang putera 

mahkota masing-masing Sultan Abu Inan pada tahun 760 H, Sultan Mansur 

Sulaiman pada tahun 760 H, Sultan Abu Salim pada tahun 760-762 H dan 

putra mahkota Umar Ibnu Abdullah pada tahun 763-764 H.  

Setelah memperhatikan bahwa situasi politik di Afrika Utara tidak 

menguntungkan, Ibn Khaldun berangkat menuju Andalus dan memilih Kota 

Granada sebagai tempat tinggal, karena antara Ibnu Khaldun dan sultan 

Granada Abu Abdullah Raja III Banu Al- Ahmar dan menterinya Lisan Ad-

Din Al-Khatib telah terjalin persahabatan yang erat, sejak keduanya 

mengungsi di istana Sultan Abu Salim di Fez. Pada waktu itu Ibn Khaldun 

menjadi sekertaris pribadi dan pejabat protokol sultan.  

Sejak Ibn Khaldun menginjakkan kakinya di Granada, Sultan Abu 

Abdullah dan mentrinya Lisan Al-Khitab menyambutnya dengan hanggat dan 

menyediakan tempat tinggal yang megah untuk Ibnu Khaldun sebagai balasan 

atas pelayanan atau bantuan yang diberikan oleh Ibnu Khaldun kepada 

keduanya pada waktu mereka berada di istana Abu Salim di Fez.  

Pada tahun 765 H, Sultan Abu Abdullah menugaskan Ibnu 

Khaldun sebagai duta negaranya untuk menghadap raja Castilia. Raja Castilia 
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pada waktu itu adalah petrus yang berkuasa sekitar 1350 M. Ia terkenal 

sebagai raja yang bengis. Ia bertugas menyelesaikan perjanjian perdamaian 

dan mengatur hubungan diplomatik antara Granada dan Castilia. Ibnu 

Khladun mengerjakan tugas ini dengan penuh keberhasilan. Akan tetapi 

keberhasilannya menjadikan musuh-musuh dan membuat fitnah tidak tinggal 

diam, mereka menghasut Perdata Menteri Lisan Al-Khatib bahwa Ibnu 

Khaldun telah mendekati sultan. Maka situasi pun menjadi genting dan Ibnu 

Khaldun menyadari hal itu.  

Sebelum situasi memburuk antara Ibnu Khaldun dan Lisan 

AlKhatib, maka ia memohon kepada sultan agar diizinkan untuk 

meninggalkan Andalus. Pada tahun 776 H Ibnu Khaldun meninggalkan 

Andalus menuju Bougie (Bejaya).29 

3. Kondisi Politik Ibnu Khaldun 

     Ibnu Khaldun hidup antara abad ke-14 dan 15 M (1332-1406 M) 

bertepatan abad ke-8 dan 9 H. Mesir pada waktu itu berada di bawah 

kekuasaan Bani Mamluk. Kota Baghdad jatuh ke tangan bangsa Tartar (654-

923 H). Dampaknya sangat negatif bagi perkembangan bahasa. Sastra dan 

kebudayaan Arab. Di saat yang bersamaan, berbagai kerajaan Muslim di 

Andalusia mulai runtuh. Satu persatu kota-kota kerajaan Islam jatuh ke 

tangan kaum Kristen. Pasca kejatuhan Baghdad, ulama dan sastrawan 

Baghdad bersama para ulama Andalusia mengungsi ke Kairo, Mesir yang 

menjadi pusat peradaban. Kedatangan mereka di kota Kairo disambut baik 

 
29 Ibn Khaldun, Mukaddimah Ibn Khaldun,….., h. 1083-1085 
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oleh Bani Mamluk, sehingga mereka merasa tenang dan tentram. Perlu 

dicatat, abad ke-8 H atau abad ke-14 M merupakan masa perubahan dan 

transisi di seluruh dunia. Perubahan dan transisi ke arah perpecahan dan 

kemunduran di dunia Arab, sekaligus perubahan dan transisi ke arah 

kebangkitan di dunia Barat. Dapat kita lihat, berbagai revolusi dan kekacauan 

mulai meluas di Afrika Utara, sebagai dampak dari perpecahan-perpecahan 

regional dan meluasnya fanatisme golongan. Kondisi itu berdampak negatif 

bagi kebudayaan Arab pada waktu itu.30 

Situasi kehidupan politik dunia Islam pada masa Ibnu Khaldun 

hidup dapat dikatakan tidak stabil. Instabilitas politik ini telah membuat 

hidupnya selalu berpindah-pindah dari satu kota kekota lain, untuk mencari 

keberuntungan hidup. Afrika utara, tempat kelahiran Ibn Khaldun, pada 

pertengahan abad keempat belas Masehi (akhir abad ke 7 H). Merupakan 

medan pemberontakan dan kekacauan politik. Dinasti Al-Muwahidin hancur 

lebur dan diatas puing-puing keruntuhannya berdiri beberapa dinasti kecil. Di 

tunis muncul keamiran bani Hafsh, di Tilmisan tegak keamiran bani Abd al-

Wad dan di Fez lahir dinasti bani Marin. Dari tiga kekuasaan pemerintah ini, 

Bani Marin adalah yang terbesar dan menguasai sebagian besar daerah-daerah 

peninggalan dinasti Al-Muwahhidun. Selain itu muncul juga beberapa 

keamiran kecil, baik didalam maupun diluar ketiga dinasti tersebut. 

Kemunculan dinasti-dinasti kecil ini tidak dapat mencegah terjadinya 

 
30 Ibn Khaldun, Mukaddimah Ibn Khaldun,….., h. 1079 
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perpecahan dan pemberontakan. Perebutan kekuasaan dengan mudah begitu 

terjadi, sehingga tidak ada satu dinastipun yang sanggup bertahan hidup lama. 

Sementara itu, di Andalusia, pihak pasukan Salib sedang bersiap-

siap untuk menaklukan kawasan-kawasan yang berada dibawah kekuasaan 

muslim. Toledo, Cordova dan sevilla yang merupakan pusat-pusat 

kebudayaan kaum Muslim di Andalusia telah jatuh ketangan mereka. Kaum 

muslim hanya mampu mempertahankan sebagian kecil kawasan di Andalusia 

selatan, yang meliputi Granada, Almeria dan Gibral Tar. Wilayah-wilayah ini 

dikuasai oleh Bani Ahmar yang dipimpin oleh muhammad Ibn Yusuf Ibn 

Nashir (1230- 1272 M). Dengan Granada sebagai pusat pemerintahannya.31 

Waktu itu politik di Afrika Utara dan Andalusia sedang digoncang 

oleh peperangan. Dinasti Al-Muwahhidun sejak permulaan abad ke-5 H telah 

mendekati masa kehancuran. Dari dinasti besar ini muncul Negara-negara 

kecil dan wilayah-wilayah kekuasaan yang sangat banyak jumlahnya. Tiga 

dinasti yang terkenal di antaranya adalah (1) dinasti Bani Hafsh di Maghrib 

Dekat, Tunisia, dan wilayah di antara keduanya, (2) dinasti Bani Abd al-Wad 

di Maghrib Tengah dengan ibukotanya Tilimsan, dan (3) dinasti Bani Marim 

di Maghrib jauh dengan ibukota Fez. Pada tahun 751 H (1350 M), dalam usia 

21 tahun, ia diangkat sebagai sekretaris Sultan Daulah Bani Hafsh, al-Fadhl 

yang berkedudukan di Tunisia. Inilah jabatannya yang pertama. Akan tetapi, 

ia kemudian berhenti karena penguasa yang didukungnya kalah dalam suatu 

pertempuran pada 753 H, dan dia pun terdampar di Baskarah, sebuah kota di 

 
31 Toto Suharto, Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun,….., h. 24-27 
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Aljazair, Maghrib Tengah. Dari sana ia berusaha bertemu dengan Sulthan 

Abu Anan, penguasa Bani Marin yang sedang berada di Tilimisan dan 

berusaha keras untuk menarik kepercayaan Sulthan. Pada 755 H. dia diangkat 

menjadi anggota Majelis Ilmu pengetahuan dan setahun kemudian menjadi 

sekeratis Sulthan. Dengan dua kali diselingi dengan pemenjaraannya, jabatan 

itu didudukinya sampai tahun 763 H (1361-2 M), ketika Wazir Umar Ibnu 

Abdillah murka kepadanya dan memerintahkannya untuk meninggalkan 

negeri itu. Pada tahun 764 H, ia berangkat ke Granada. Oleh Sulthan Bani 

Ahmar, penguasa Granada, dia diberi tugas menjadi duta Negara di Castillah 

dan berhasil dengan gemilang. Akan tetapi tidak lama setelah itu, 

hubungannya dengan Sulthan menjadi retak.  

Pada tahun 766 H (1364 M) dia pergi di Bajayah atas undangan 

penguasanya, Bani Hafsh, Abu Abdillah Muhammad, yang kemudian 

mengangkatnya menjadi perdana menteri dan pada waktu yang sama juga ia 

berperan sebagai khatib dan guru. Namun, setahun kemudian Bijayah jatuh ke 

tangan Sulthan Abu al-Abbas Ahmad, gubernur Qasanthinah. Untuk beberapa 

lama, Ibn Khaldun menduduki jabatan yang sama di bawah penguasa ini, 

tetapi kemudian ia berangkat ke Baskarah. Dari sana ia berkirim surat kepada 

Abu Hammu, Sulthan Tilimsan dari Bani Abd al-Wad menjanjikan 

dukungan. Sulthan menyambutnya dengan baik dan memberi jabatan penting. 

Ibn Khaldun menolak jabatan itu karena akan melanjutkan studinya secara 

otodidak, tetapi bersedia berkampanye untuk mendukung Abu Hammu. 

Setelah berhasil ia pun pergi ke Tilimisan. Tatakala Abu Hammu diusir oleh 
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Sulthan Abd al-Aziz dari Bani Marin, dia berhasil beralih berpihak kepada 

Abd al-Aziz dan tinggal di Baskarah.Namun, dalam waktu singkat, Tilimisan 

kembali direbut oleh Abu Hammu dan Ibn Khaldun menyelamatkan diri 

dengan pergi ke Fez pada 774 H (1372 M).  

Ketika Fez jatuh ke tangan Sulthan Abu al-Abbas Ahmad (776) 

H/1374 M, Ibn Khaldun pergi ke Granada untuk kedua kalinya. Namun, 

Sulthan Bani Ahmar di sana meminta Ibn Khaldun untuk meninggalkan 

wilayah kekuasaannya dan kembali ke Afrika Utara. Meski sudah bersalah, 

Ibn Khaldun diterima kembali oleh penguasa Tilimisan, Abu Hammu, 

menerimannya dengan besar hati. Sesampainya di Tilimisan, dia berjanji pada 

dirinya sendiri, tidak akan terjun lagi dalam dunia politik.32  

Dan atas bantuan saudaranya Yahya diterima oleh Amirnya yang 

bernama Abu Hammu.Ibn Khaldun tinggal di salah satu istana yang terletak 

di Qal’at Ibnu Salamah sebuah wilayah di Provinsi Tojin. Empat tahun Ibn 

Khaldun tinggal disini, dan memanfaatkannya untuk melakukan studi yang 

akhirnya melahirkan karya monumental yang bernama kitab al-Ibar, 

kemudian ini lebih dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Setelah itu ia 

kembali ke Tunisia, kampung halamannya.33 Demikianlah gambaran sosial 

politik di masa Ibn Khaldun. 

 

 

 

 
32 Badri Yatim, Historiografi Islam,……, h. 141-142 
33 Firdaus Syam, Pemikiran Politik Barat,……, h. 72 
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B. Pendidikan Ibnu Khaldun   

1.  Masa Pendidikan  

  Ibn Khaldun mengawali pendidikannya pada umur 18 tahun antara 

1332 sampai 1350 M. Seperti halnya tradisi kaum muslim pada waktu itu, 

ayah Ibn Khaldun adalah guru pertamanya yang telah mendidiknya secara 

tradisional mengajarkan dasar-dasar agama Islam. Hal ini dapat dihami 

karena Muhammad ibn muhammad, ayah Ibn Khaldun adalah seorang yang 

berpengetahuan agama yang tinggi.  

Namun sangat disayangkan, pendidikan ibn Khaldun yang diterima dari 

ayahnya ini tidak dapat berlangsung lama, karena ayahnya meninggal dunia 

pada tahun 1349 M. Akibat terserang wabah The Black Dealth, seperti yang 

telah dijelaskan dimuka.Kematian ayahnya ini,selain merupakan suatu 

kesedihan bagi Ibn Khaldun, tapi juga membawa kesan tersendiri. Semenjak 

kematian ayahnya Ibn Khaldun mulai belajar hidup mandiri dan bertanggung 

jawab. Dari sinilah Ibn Khaldun mulai hidup sebagai manusia dewasa yang 

tidak menggantungkan diri kepada keluarganya.34  

Ibn Khaldun belajar dengan ayahnya, dengan cara membaca dan 

menghafal al-Quran. Dia fasih dalam qiraah sab’ah (tujuh cara membaca al-

Quran). Dia memperlihatkan perhatiannya yang seimbang dan merata antara 

mata pelajaran Tafsir, Hadist, Fiqh, dan Gramatika bahasa Arab yang 

diambilnya dari sejumlah guru yang terkenal di Tunisia. Waktu itu Tunisa 

merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan dan sastra Arab. Kemudian 

 
34 Toto Suharto, Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun,……, h. 36-37 
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secara khusus ia mendalami ilmu Hadis dan Fiqh Mazhab Maliki, di samping 

ilmu bahasa, sastra, mantik dan filsafat.  

Sewaktu dia mencapai usia delapan belas tahun terjadilah dua 

peristiwa penting yang kemudian memaksa Ibn Khaldun berhenti menuntut 

ilmu. Pertama, karena berkecamuknya wabah kolera di banyak bagian dunia 

pada tahun 749 H, yang telah merenggut banyak korban jiwa, di antaranya 

ayah dan ibu Ibn Khaldun sendiri dan sebagian besar dari guru-guru yang 

pernah atau tengah mengajarnya. Kedua, setelah terjadinya malapetaka 

tersebut, banyak ilmuan dan budayawan yang selamat dari wabah itu pada 

tahun 750 H berbondongbondong meninggalkan Tunisa pindah ke Afrika 

Barat Laut. Dengan terjadinya dua peristiwa itu berubahlah jalan hidup Ibn 

Khaldun. Dia terpaksa berhenti belajar dan mengalihkan perhatiannya pada 

upaya mendapatkan tempat dalam pemerintahan dan peran dalam percaturan 

politik di wilayah itu.35 

2. Guru-guru Ibnu Khaldun 

  Di samping dari ayahnya, Ibn Khaldun juga mempelajari berbagai 

disiplin ilmu keagamaan dari para gurunya di Tunis. Diketahui bahwa Tunis 

pada waktu itu merupakan pusat para ulama dan sastrawan, tempat 

berkumpulnya ulama karya al-Ta’rif Ibn Khaldun menyebutkan beberapa 

gurunya yang berjasa dalam perkembangan intelektualnya. Di antaranya 

adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Sa’d al-Anshari dan Abu al-Abbas 

Ahmad Ibn Muhammad al- Batharni dalam ilmu qira’at, Abu Abdillah Ibn al-

 
35 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara,….., h. 90-91 
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Arabi al-Hashayiri dan Abu al-Abbas Ahmad Ibn al-Qashar dalam ilmu 

gramatika Arab, Abu Abdillah Muhammad Ibn Bahr dan Abu Abdillah Ibn 

Jabir al-Wadiyasyi dalam ilmu sastra, Abu Abdillah Ibn Abdillah al-Jayyani 

dan Abu Abdillah Ibn Abd al-Salam dalam ilmu fiqh, Abu Muhammad Ibn 

Abd al-Muhaimin al-Hadhrami dalam ilmu hadits, Abu al-Abbas Ahmad al-

Zawawi dalam ilmu tafsir dan Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim al-Abili 

dalam bidang ulum aqliyyah, seperti filsafat, logika dan metafisika. Di 

samping disiplin-disiplin ini, Ibn Khaldun juga tertarik untuk mempelajari 

ilmu politik, sejarah, ekonomi, dan geografi. Menurut Toynbee, pendidikan 

yang diperoleh Ibn Khaldun dari para gurunya ini sangatlah mendalam dan 

terkesan dalam dirinya. 

Di lihat dari banyaknya disiplin yang dipelajari Ibn Khaldun pada 

masa mudanya, dapat diketahui bahwa beliau memiliki kecerdasan otak yang 

luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa Ibn Khaldun adalah orang yang 

memiliki ambisi tinggi, yang tidak puas dengan satu disiplin ilmu saja. 

Pengetahuannya begitu luas dan bervariasi. Oleh karena itu, wajar apabila 

para sejarawan menganggap pengetahuan Ibn Khaldun ibarat sebuah 

ensiklopedi. Dalam catatan sejarah, Ibn Khaldun sangat dikenal tidak 

menguasai satu bidang ilmu saja. 

Ini merupakan suatu kelebihan yang sekaligus juga merupakan 

kekurangannya. Pendidikan yang diterima Ibn Khaldun, baik dari orang 

tuanya sendiri maupun dari para gurunya sangat mempengaruhi 

perkembangan intelektualnya. Oleh karena itu, mudah di pahami mengapa 
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Ibn Khaldun mengalami kesedihan yang mendalam ketika terjadi wabah 

penyakit Pes yang telah menyerang belahan dunia bagian Timur dan Barat. 

Wabah ini telah menyebabkan orang tua dan sebagian para guru Ibn Khaldun 

meninggal, dan sebagian guru lainnya yang masih hidup mengungsi ke kota 

Fez di Maroko. Semenjak peristiwa inilah Ibn Khaldun terpaksa 

menghentikan belajarnya dan mengalihkan perhatiannya pada bidang 

pemerintahan.36
 

Diantara guru-gurunya yang terkenal dan ikut serta membentuk 

kepribadian Ibnu Khaldun, Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Satti Abd Al-

Muhaimin Al-Hadrami, Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Abili. Darinya ia 

belajar ilmu-ilmu pasti, logika dan seluruh ilmu (teknik) kebijakan dan 

pengajaran di samping dua ilmu pokok (Qur’an dan Hadist). 

Namun demikian, Ibn Khaldun meletakkan dua orang dari sejumlah 

guru-gurunya pada tempat istemawa, keduanya sangat berpengaruh terhadap 

pengetahuan bahasa, filsafat dan hukum Islam, yaitu Syaikh Muhammad Ibn 

Ibrahim Al-Abili dalam ilmu-ilmu filsafat dan Syaikh Abd Al-Muhaimin Ibn 

Al-Hadrami dalam ilmu-ilmu agama. Darinya Ibn Khaldun mempelajari 

kitab-kitab hadist, seperti AlKutub Al- Sittah dan Al-Muwatta. Pada usia 20 

tahun, Ibn Khaldunberhasil menamatkan pelajarannya dengan memperoleh 

berbagai ijazah mengajar dari sebagian besar gurunya setelah ia menimba 

ilmu dari mereka. 

 

 
36 Toto Suharto, Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun,….., h. 37-39 
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3. Murid-murid Ibnu Khaldun 

  Ibn Khaldun mempunyai sejumlah besar murid, baik pada waktu ia 

mengajar di Tunisa di Universitas Al-Qasbah maupun pada waktu mengajar 

di Kairo (Al-Azhar dan tempat lain). Di antaranya murid-muridnya yang 

terpenting dan ternama antara lain: 

a. Sejarawan ulung Taqiyuddin Ahmad Ibnu Ali Al-Maqrizi 

pengarang buku Al-Suluk li Ma’rifah Duwal Al-Muluk. Pada 

buku ini, Al-Maqrizi mengungkapkan bahwa guru kami Abu 

Zaid Abd Al-Rahman Ibn Khaldun datang dari negeri Magrib 

dan mengajar di Al-Azhar serta mendapat sambutan baik dari 

masyarakat. 

b. Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadist dan sejarawan 

terkenal (wafat 852 H). Dikabarkan bahwa ia sering 

mengadakan pertemuan dengan Ibn Khaldun mendengar 

pelajaran-pelajaran yang berharga dan tentang karyakaryanya 

terutama tentang sejarah.37 

4. Corak Pemikiran Ibnu Khaldun 

  Ibn Khaldun sebagai seorang pemikir yang merupakan sebuah produk 

sejarah. Oleh karena itu, untuk membaca pemikiranya, aspek historis yang 

mengintarinya tidak dapat dilepaskan begitu saja. Namun yang jelas, 

pimikiran Ibnu Khaldun tidak dapat dipisahkan dari akar pemikiran Islamnya. 

Disinilah letak alasan mengapa Iqbal mengatakan bahwa seluruh semangat al-

 
37 Ibn Khaldun, Mukaddimah Ibn Khaldun,….., h. 1081-1082 
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Muqaddimah, yang merupakan manifestasi pemikiran Ibnu Khaldun, dilihat 

dari al-Qur’an sebagai sumber utama dan pertama ajaran Islam. Dengan 

demikian pemikiran Ibnu Khaldun dapat dibaca melalui setting sosial yang 

mengitarinya yang diungkapkannya, baik secara lisan maupun tulisan, 

sebagai sebuah kecenderungan. 

Sebagai seorang filosof muslim, pemikiran Ibnu Khaldun sangatlah 

rasional dan banyak berpegang kepada logika. Hal ini sangat dimungkinkan 

karena Ibnu Khaldun pernah belajar filsafat pada masa mudanya. Banyak 

pemikiran para filosof sebelumnya telah mempengaruhi pemikiran 

filsafatnya. Tokoh yang paling dominan mempengaruhi pemikiran filsafat 

Ibnu Khaldun adalah al-Ghazali dalam masalah logika, Karena hasil 

pemikiran logika tidak dapat diandalkan. Sedangkan Ibnu Khaldun masih 

menghargainya sebagai metode yang dapat melatih seseorang berpikir 

sistematis.  

Sementara itu ada pandangan lain yang menyatakan bahwa Ibnu 

Khaldun mendapat pengaruh dari Ibnu Rusyd (1126-1198 M). Dalam 

masalah hubungan antara filsafat dan agama. Menurut Watt, ada kesan bahwa 

pemikiran Ibnu Khaldun merupakan kelanjutan dari pikiran Ibnu Rusyd 

dalam masalah ini. Akan tetapi, pada sisi lain, Ibnu Khaldun juga berbeda 

dengan Ibnu Rusyd dalam hal mencela filsafat, terutama dalam masalah 

metafisika. Bahkan karena tajamnya kritik Ibnu Khaldun terhadap filsafat, 

banyak orang mengatakan bahwa Ibnu Khaldun memusuhi filsafat, meskipun 

sesungguhnya Ibnu Khaldun sendiri adalah seorang filosof. 



 

 

34 

 

Menurut Andi Hakim, pengetahuan Ibnu Khaldun ini layak disebut 

sebagai Sains Falsafiyyah yang telah dikembangkan oleh Francis Bacon 

(1561-1626 M). Dua setengah abad kemudian. Sebagai seorang ilmuan, Ibnu 

Khaldun berhasil membuat pemikiran sintesis antara aliran Rasionalisme 

dengan aliran Empirisme, antara deduksi dan induksi. Perpaduan antara kedua 

aliran pemikiran inilah yang kini disebut dengan metode ilmiah. Dengan 

demikian, corak pemikiran Ibnu Khaldun dapatlah dikatakan sangat 

“Modern” pada masanya.  

Berbeda dengan posisinya sebagai seorang filosofis dan ilmuan, 

pemikiran Ibnu Khaldun dalam bidang keagamaan sangatlah Religious. 

Bahkan menurut Fuad Baali dan Ali Wardi, Ibnu Khaldun memiliki 

kecenderungan pemikiran yang sangat kuat, karena telah terpengaruh oleh 

doktrin sufi. Hal ini dibuktikan dengan jabatannya yang pernah dilakukannya 

sebagai Hakim Agung Mazhab Maliki di Mesir selama beberapa kali.  

Ibnu Khaldun adalah seorang pemikir yang teguh memegang ajaran 

Islam. Hampir pada setiap bagian al-Muqaddimah selalu diselingi nama Allah 

dan ayat-ayat al-Quran yang sesuai dengan pembahasannya. Pada setiap 

penutup pasal sering diakhiri dengan ayatayat al-Quran, baik pendek maupun 

panjang. Di sini kiranya letak kekeliruan anggapan Ilyas Ba-Yunus dan Farid 

Ahmad yang menyebutkan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang yang sekuler, 

karena telah memperkenalkan format sosiologi yang bebas nilai. 

Gibb menulis bahwa pemikiran Ibnu Khaldun memiliki basis moral 

tinggi yang berasal dari al-Quran dan al-Hadist.Pernyataan Gibb 
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menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun memang seorang yang benar-benar 

Religious yang mampu memahami fenomena-fenomena sosial.Ibnu Khaldun 

telah berhasil memperlihatkan hubungan yang erat antara sains dan agama, 

sehingga meskipun berpandangan empiris, tapi tetap diliputi jiwa ketuhanan 

yang berasal dari semangat keagamaannya.38 

C. Karya karya Ibnu Khaldun 

Ibnu Khaldun adalah seorang aktivis dan pemikir politik yang lahir 

di Tunis tahun 1332 dan meninggal di Mesir tahun 1406. Ia menghabiskan 

hampir seluruh umurnya dalam pertarungan dan petualangan politik dalam 

berbagai bentuknya pada kurun waktu dan di bagian dunia di mana ia hidup. 

Wilayah yang di jelajahinya terbentang mulai dari kota Sevilla di Spanyol 

sampai kekota Damaskus di Suriah, terutama Afrika Utara bagian Barat, pada 

penggal pertama dari kehidupannya, dan kemudian di Mesir pada bagian 

terakhir kehidupannya sampai ia meninggal dunia.  

Selain sebagai seorang aktivis politik, ia juga seorang pemikir dan 

pengamat ilmu pengetahuan yang memiliki analisis yang amat tajam. Ia 

menuliskan pengamatannya itu dalam sebuah buku yang terdiri dari jilid 

tentang sejarah, sebuah buku yang di namakannya “Ibar” yaitu buku suri 

teladan yang dapat diambil manusia dari sejarah. Bagian pertama dari buku 

itu dinamakannya “Muqaddimah”, yang artinya “Pendahuluan”. Dalam 

perkembangan selanjutnya, baik diwaktu penulisannya yang masih hidup 

 
.38 Toto Suharto, Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun,….., h. 53-59 
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maupun di masa-masa terakhir ini, buku Muqaddimah inilah yang merupakan 

sebuah karya yang telah menjadikan nama penulisnya kekal dalam sejarah.39 

Meskipun Ibn Khaldun hidup pada masa dimana peradaban Islam 

mulai mengalami kehancuran, namun Ibn Khaldun mampu tampil sebagai 

pemikir Muslim yang kreatif dan melahirkan pemikirpemikir besar melalui 

karya-karyanya. Pemikir-pemikirnya yang dituangkan dalam beberapa 

karyanya hampir seluruhnya bersifat original. Berikut ini akan dikemukakan 

beberapa karyanya yang cukup terkenal yaitu: 

1. Kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Khabar fi, Ayyam AlArab wa 

al-Ajam wa Al-Barbar, wa Man Asharahum min Dzawi AlSulthan Al-

Akbar. 

Karya yang dilihat dari judulnya mempunyai gaya yang tinggi, 

namun dapat diterjemahkan menjadi “Kitab contoh-contoh dan rekaman 

tentang Asal-usul dan peristiwa hari-hari Arab, Persia, Barbar dan orang-

orang sezaman dengan mereka yang memiliki kekuatan besar. Oleh karena 

judulnya terlalu panjang, maka orang sering menyebutnya dengan Kitab 

al-Ibar saja.Atau kadang cukup dengan sebutan Tarikh Ibn Khaldun.  

Kitab al-Ibar atau Tarikh Ibnu Khaldun seperti yang dituturkan 

penulisnya disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

a. Pendahuluan (al-Muqaddimah) yang membahas tentang manfaat 

histeografi, bentuk-bentuk histeografi dan beberapa kesalahan 

para sejarawan. 

 
39 Hermawan Sulistiyo, Pemikiran Politik Islam Islam, Timur Tengah dan Benturan 

Ideologi, (Jakarta: Grafika Indah, 2004), h. 75 
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b. Pendahuluan (al-Muqaddimah) yang membahas tentang manfaat 

histeografi, bentuk-bentuk histeografi dan beberapa kesalahan 

para sejarawan. 

c. Buku kedua yang mencangkup uraian tentang sejarah bangsa 

Arab dan bangsa-bangsa yang sezaman dengannya, seperti 

bangsa Nabi, Suryani, Persia,Israel, Qibti, Yunani, Romawi, 

Turki dan Franka. 

d. Buku kedua yang mencangkup uraian tentang sejarah bangsa 

Arab dan bangsa-bangsa yang sezaman dengannya, seperti 

bangsa Nabi, Suryani, Persia,Israel, Qibti, Yunani, Romawi, 

Turki dan Franka. 

Buku kedua yang mencangkup uraian tentang sejarah bangsa 

Arab dan bangsa-bangsa yang sezaman dengannya, seperti bangsa Nabi, 

Suryani, Persia, Israel, Qibti, Yunani, Romawi, Turki dan Franka. 

2. Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun 

Kitab Al-Ibar atau disebut juga Tarikh Ibnu Khaldun dengan 

sistematika sebagaimana yang telah dikemukakan diatas yang ditulis Ibnu 

Khaldun dalam tujuh jilid. Pendahuluan dan buku pertama dari Kitab al-

Ibar tertuang dalam jilid pertama. Buku kedua yang berisi tentang sejarah 

Arab dan bangsa-bangsa yang sezaman dengannya dimuat dalam empat 

jilid, yaitu jilid kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Adapun buku ketiga 

yang merupakan tujuan utama disusunnya kitab al-Ibar, yaitu pembahasan 

tentang sejarah Maghribi, ditulis dalam jilid keenam dan ketujuh. Jilid 
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pertama kitab al-Ibar inilah yang kemudian terkenal dengan Muqaddimah 

Ibn Khaldun atau al-Muqaddimah.40 

Kitab Al-Ibar, kemudian lebih dikenal dengan Muqaddimah Ibn 

Khaldun, ditulisnya pada usia 40 tahun. Disusunnya berdasarkan 

kesimpulan dari pengalaman terhadap masalah-masalah sosial pada 

umumnya. Karya Muqaddimah, selesai ditulis pada tahun 779 H, dia 

menyelesaikan penulisannya hanya dengan waktu 5 bulan saja.41 

Kitab Muqaddimah merupakan buku pertama dari Kitab Al-Ibar, 

yang terdiri dari bagian Muqaddimah (pengantar). Buku pengantar yang 

panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan, dan buku 

tersebut pulalah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi begitu 

harum. Adapun tema Muqaddimah ini adalah gejala-gejala sosial dan 

sejarahnya.42 

Ibnu Khaldun menghimpun aliran sosiologi dalam karyanya 

Muqaddimah. Pikiran-pikiran Ibn Khaldun sangat luas cakrawalanya.  

Dia memahami masyarakat dalam segala totalitasnya, dia 

menunjukkan segala fenomena untuk bahan studinya. Dia mencoba untuk 

memahami gejala-gejala itu dan menjelaskan hubungan kausalitas (sebab 

akibat) di bawah sorotan sinar sejarah. Dia menjelaskan peristiwa-

peristiwa dan kaitannya dalam suatu kaidah sosial yang umum.  

Keunggulan Muqaddimah ditemukan diantaranya yaitu: Pertama, 

sebagai Falsafah Sejarah. Penemuan ini telah memberikan pengertian 

 
40 Toto Suharto, Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun,,….. h. 60-63 
41 Firdaus Syam, Pemikiran Politik Barat,……., h. 74 
42 Ibn Khaldun, Mukaddimah Ibn Khaldun,….., h. 1085   
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tentang pemahaman yang baru tentang sejarah, yaitu bahwa sejarah itu 

adalah ilmu tentang fakta-fakta dan sebab-sebabnya peristiwa-peristiwa 

yang pernah dialami oleh negara tersebut. Kedua, metodologi sejarah. Ibn 

Khaldun melihat bahwa kriteria logika tidak sejalan dengan watak benda-

benda empirik, oleh karenanya butuh penelitian. Prinsip ini merangsang 

para sejarawan untuk mengorientasikan pemikirannya kepada eksperimen-

eksperimen dan tidak menganggap cukup eksperimen yang sifatnya 

individual, tetapi mereka hendaknya mengambil sejumlah eksperimen. 

 Dia meletakkan kaidah-kaidah studi sejarah, yaitu antara peristiwa 

lain dalam hubungan kualitas masyarakat dengan membanding-

bandingkan, kesamaan atau membedakan keadaankeadaan kini dan masa 

lampau. Ketiga, dialah pengasas ilmu peradaban atau filsafat sosial. Pokok 

bahasannya ialah kesejahteraan masyarakat manusia dan kesejahteraan 

sosial. Ibn Khaldun memandang ilmu peradaban, perdefinisi, ilmu baru, 

luar biasa dan banyak faedahnya. Ilmu baru ini, yang diciptakan oleh Ibn 

Khaldun memiliki arti yang besar. Menurut pendapatnya ilmu ini adalah 

kaidah-kaidah untuk memisahkan yang benar dari yang salah dalam 

penyajian fakta, menunjukkan yang mungkin dan yang mustahil. Untuk itu 

hendaklah kita melihat kedalam masyarakat manusia yang beradab dan 

hendaklah kita membedakan apa yang menjadi pelengkap dari inti yang 

pokok sesuai dengan wataknya dan yang menjadi sifat yang tidak masuk 

bilangan dan apa yang mungkin untuk dikemukakan. Jika semua itu 

dilakukan maka dia menjadi kaidah untuk membedakan yang benar dari 
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kenyataan dan antara yang benar dari benar yang bohong dengan jalan 

yakin yang tidak diragukan lagi.43 

3. Kitab Al-Ta’rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuh Garban wa Syarqan  

Karya ini dipandang sebagai sebuah otobiografi Ibn Khaldun. 

Dengan karya ini tidak akan mendapat kesulitan untuk menulis biografi 

Ibn Khaldun secara lengkap. Karya ini telah membuat Ibn Khaldun 

dipandang sebagai “orang besar” abad pertengahan yang paling sempurna 

meninggalkan riwayat hidupnya.  

Otobiografi Ibn Khaldun atau biasa di sebut dengan al-Ta’rif berisi 

catatan riwayat hidup Ibn Khaldun sejak masa mudanya sampai akhir 

hidupnya. Pada awalnya memang al-Tarif ditulis Ibn Khaldun sampai 

tahun 1395 M. Sebagai lampiran kitab al-Ibar, tetapi kemudian 

disempurnakan isinya dengan berbagai peristiwa yang dialami beliau 

sampai tahun 1405 M. Satu tahun sebelum kematiannya. oleh karena itu, 

otobiografi ini memuat hampir semua peristiwa yang dialami Ibn Khaldun 

selama hidupnya.  

Di dalam al-Tarif, Ibn Khaldun tidak hanya meriwayatkan 

kehidupan pribadinya, tetapi juga meriwayatkan kehidupan orangorang 

penting yang erat hubungannya dengan riwayat hidupnya. Selain itu, al-

Tarif juga dilengkapi dengan peristiwa-peristiwa, dokumen-dokumen, 

surat-surat yang pernah dirangkai oleh Ibn Khaldun.44 

 
43 Syamsuddin Abdullah, Agama dan Masyarakat (Pendekatan Sosiologi Agama), 

(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 58-59 
44 Toto Suharto, Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun,….., h. 65-67 
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Karya tulis Ibn Khaldun yang lain adalah Al-Ta’rif, ini yang 

semula merupakan lampiran dari al-Ibar tetapi kemudian waktu dia tinggal 

di Kairo ditambah dan disempurnakan untuk dijadikan buku tersendiri. 

Seperti yang telah dikemukakan terdahulu, Muqaddimah atau jilid pertama 

dari Al-Ibar itu diselesaikan penulisya oleh Ibn Khaldun dalam waktu lima 

bulan, ketika dia dan keluarga tinggal di tengah-tengah Bani Arif, dan baru 

kemudian diteruskan penulisan jilid-jilid berikutnya. Tetapi oleh karena 

bahan rujukan tidak cukup tersedia untuk menyelesaikan penulisan itu, dia 

terpaksa kembali ke Tunisia yang memiliki perpustakaan yang lengkap. 

Naskah bersih Muqaddimah ditulis untuk pertama kalinya di Tunisia, dan 

satu diantara naskah tersebut, bersama dengan jilid-jilid lain dari Al-Ibar 

di persembahkan kepada Sultan Tunisia, Abu Abbas. Setelah Ibn Khaldun 

berada di Kairo buku itu ditambah dan disempurnakan.Kemudian 

disiapkan dua naskah, satu naskah dipersembahkan kepada Sultan Mesir, 

Dzahir Barquq dan satu lagi kepada Sultan Abu Faris Abdul Aziz di Fez.45 

Selain karya-karya yang telah disebutkan di atas, Ibn Khaldun 

sebenarnya memiliki karya-karya lain yang tidak kalah pentingnya. 

Menurut Ibn al-Khathib, Ibn Khaldun telah menulis sebuah komentar 

tentang Burdah karya al-Bashairi, membuat outline tentang logika dan 

aritmetika, beberapa resume tentang karya-karya Ibn Rusyd dan sebuah 

komentar tentang ushul Fiqh karya Ibn al-Khathib sendiri. Akan tetapi, 

karya-karya tersebut kini tidak dapat dilacak keberadaannya. 

 
45 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara,.., h. 98 
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Kemungkinan besar karya-karya itu ditulis Ibn Khaldun sebelum 

menyusun Kitab al-Ibar, al-Muqaddimah dan Al-Tarif, karena Ibnu Al-

Khathib bertemu dengan Ibnu Khaldun ketika berada di Granada.  

Sementra itu, masih ada dua karya Ibnu Khaldun yang masih 

sempat dilestarikan, yaitu sebuah Ikhtisar atas karya Fakhruddin Al-Razi 

yang berjudul Al-Muhashshal.Ikhtisar yang di tulis Ibn Khaldun dengan 

tangannya sendiri ini diberi judul Lubab al-Muhashshal Fi Ushul al-Din. 

Menurut Lakhsassi, Ikhtisar ini merupakan karya pertama Ibn Khaldun, 

karena ditulisnya pada usia 19 tahun sewaktu ia berada di Tunis. Karya 

satunya lagi adalah Syifa al-Sail Fi Tahdzib alMasa’il yang ditulis Ibn 

Khaldun ketika berada di Fez. Kedua karya ini dianggap oleh Majid 

Fakhry sebagai karya-karya besar Ibn Khaldun.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 Toto Suharto, Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun., h. 67-68 
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BAB III 

RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG ILMU 

PANGETAHUAN 

A. Ilmu Pengetahuan dalam Islam 

1. Sudut Pandang Ilmu Pengtahuan Islam 

  Ilmu pengetahuan yang lebih dikenal dengan sains masuk ke dalam 

Islam melalui berbagai jalan. Pada konsep dasar, Islam memerintahkan 

umatnya untuk menuntut dan menguasai Ilmu Pengetahuan. Perintah tersebut 

jelas pada wahyu pertama QS. al- ̳Alaq yang berbunyi.  

كَ   وَرَبُّ  
ْ

رَأ اِقْ  َۚ ق 
َ
عَل مِنْ  سَانَ  اِنْ

ْ
ال قَ 

َ
خَل قََۚ 

َ
خَل ذِيْ 

َّ
ال كَِ  رَب  باِسْمِ   

ْ
رَأ مَ  اِقْ

َّ
عَل ذِيْ 

َّ
ال  ُۙ رَم 

ْ
ك اَ

ْ
ال

مْ  
َ
عْل مْ يَ

َ
سَانَ مَا ل اِنْ

ْ
مَ ال

َّ
مُِۙ عَل

َ
قَل

ْ
 باِل

Terjemahan : 

 Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari “Alaq” atau segumpal darah yang 

kental. Bacalah dan Robbmulah yang paling pengasih. Yang 

mengajar dengan “qalam”. Dia mengajarkan kepada manusia yang 

tidak diketahui.  

Dengan menguasai ilmu pengetahuan, manusia menjadi makhluk yang 

unggul ketimbang makhluk yang lain dan dapat menjalankan tugasnya sebagai 

khalifah di bumi.47 Adapun unsur dari luar adalah ketika peradaban Islam telah 

mapan ditandai dengan pembebasan berbagai wilayah di wilayah Asia Barat 

Daya, Timur Tengah hingga ke Eropa. Berbagai ilmu pengetahuan hasil 

 
47 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: “Tafsir Maudhu’i” (Bandung: Mizan, 1996), 

427. 
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Helenisme, Neoplatonisme, dan Aristotelian diserap ke dalam Islam.48 Sejak 

saat itu dikenal dengan zaman keemasan Islam. 

Banyak pemikir Islam sejak mulai dikenalnya berbagai ilmu 

pengetahuan memberikan definisi dan pembagian atas ilmu pengetahuan 

tersebut. Definisi dan pembagian cakupan ilmu pengetahuan itu dalam rangka 

membuat sebuah kerangka teoritis bangunan pemikiran Islam yang luas.49 

Bukan berarti adanya suatu dikotomi atas keilmuan sendiri. Bahkan dalam 

Islam adanya pembagian dalam berbagai rumpun keilmuan Islam itu juga 

terjadi di Barat. Adanya pembagian ini dalam rangka pengklasifikasian ilmu 

pengetahuan. Sehingga dalam rangka pengkajiannya dapat diterapkan metode 

dan pendekatan yang tepat. Perlu pula ditegaskan, bahwa dengan adanya 

pengklasifikasian ini bukan mengadakan atau membuat adanya dikotomi dalam 

sebuah rumpun keilmuan. Melainkan menunjukkan adanya kompleksitas ilmu 

yang berkembang dan kemajuan sebuah peradaban.50 Jika melihat ke Barat, 

dikotomi keilmuan masih terasa hingga sekarang, sehingga dalam beberapa 

ilmu mengalami perkembangan yang pesat dan ilmu yang lain mengalami 

kemunduran.51 

Para pemikir Islam jauh sebelum Ibnu Khaldun telah membuat 

klasifikasi atas berbagai disiplin keilmuan yang berkembang. Mereka semua 

tertuju dalam dua klasifikasi ilmu induk, yaitu al-‘ulum al-naqliyyatdan al-

 
48 Nurcholish Madjid, “Islam Doktrin Dan Peradaban” (Jakarta: Paramadina, 1999), 229–

34. 
49 Jaferhusein I. Laliwala, Islamic Philosophy of Religion: Synthesis of Science Religion 

and Philosophy (New Delhi: Roshan Offset Press, 2005), 17–26. 
50 Muhammad Abduh, Peradaban Sains dalam Islam, 4, diakses 18 April 2020. 
51 Muhammad Jabir, Manzilat al-Kindi fi al-Falsafat al-’Arabiyyat (Damaskus: Dar 

Dimasyq, 1993). 
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‘ulum al-‘aqliyyat. Pengklasifikasian yang dilakukan mereka condong kepada 

bagaimana umat Islam dapat menerima filsafat beserta ilmu pengetahunnya 

dapat dikaji dan berintegrasi dengan agama. Al-Kindi membagi ilmu-ilmu atas 

dua klasifikasi besar tersebut dengan topik utamanya yaitu taufiq antara agama 

dan filsafat.52 Al-Farabi membagi atas dua cabang ilmu sebagaimana al-Kindi. 

Dalam pembahasan al-‘ulum al-‘aqliyyatal-Farabi membaginya kepada disiplin 

lagi seperti ilmu fisika, metafisika, politik, dan  musik.53 Ibnu Sina sama halnya 

dengan pendahulunya, turut membagi ilmu pada dua rumpun keilmuan besar 

dan dari setiap rumpun itu memiliki pembagian lagi.54 

Klasifikasi yang dilakukan oleh para filosof di atas adalah berdasar 

pada kajian ilmu yang dibahasnya. Akan tetapi oleh sebagian pemikir Islam 

lainnya, klasifikasi ilmu yang dibuat adalah berdasar pada dari mana Ilmu 

Pengetahuan itu didapat (epistemology). Dari sini lahirlah apa yang disebut 

dengan ilmu hushulidan Ilmu hudhuri. Ilmu hushuliadalah ilmu yang diketahui 

oleh manusia melalui perolehannya. Hal ini berarti adanya suatu usaha yang 

kuat dari diri  manusia untuk  mendapatkannya. Ilmu ini disebut juga dengan 

ilmu kasbi. Lain halnya dengan ilmu hudhuri. Ilmu ini adalah ilmu yang 

diketahui oleh manusia secara langsung hadir melalui transmisi langsung dari 

Tuhan. Ilmu ini dalam versi lainnya disebut pula dengan Ilmu ladunni.55 Dalam 

diskursus filsafat Islam para tokoh besar yang mengklasifikasikan ilmu 

 
52 Abu Nasr al-Farabi, Ara’ Ahl al-Madinat al-Fadhilat wa Mudhadatuha (Beirut: Dar 

wa Maktabat al-Hilal, 1995); Abu Nasr al-Farabi, Ihsha al-’Ulum (Beirut: Dar wa Maktabat al-

Hilal, 1996). 
53 Ibn Sina, Al-Syifa’ (Kairo:  Nasyru  Wizarat  al-Ma‘arif  al-‘Ahwamiyyat, 1952). 
54 Aksin Wijaya, Satu Islam Ragam Epistemologi: Dari Epistemologi Teosentris Ke 

Antroposentris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 159. 
55 M. Sa‘id Syaikh, Kamus Filsafat Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 97. 
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sebagaimana kedua hal tersebut adalah Ibnu Arabi, al-Suhrawardi al-Maqtul, 

dan Mulla Shadra. Adapun tokoh kontemporer yang secara khusus mengkaji 

hal tersebut adalah Mehdi Ha‘iri Yazdi.56  

Melihat beragam bentuk pola pengklasifikasian oleh berbagai tokoh di 

atas jelas bahwa ilmu pengetahuan tidak lepas daripada sifat spekulatif. Sama 

halnya dengan filsafat.57 Kendati demikian, para pemikir Islam berusaha 

mengembangkan berbagai disiplin ilmu tersebut menjadi sebuah disiplin ilmu 

yang mapan dengan paradigmanya yang diakui secara universal. Karena 

sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang lahir harus berasal dari sebuah sistem 

ilmu pengetahuan yang baku, sistematis, metodis dan universal.58 Paradigma 

yang dibangun harus menunjukkan bahwa kebenaran ilmu pengetahuan yang 

relatif tersebut harus bersesuaian dengan masyarakat ilmiah yang 

mengakuinya.59 Maka ilmu pengetahuan dengan berbagai cakupannya harus 

dapat sesuai dengan perkembangan zaman. 

2. Ilmu Pengetahuan dan Pembagainnya 

Tokoh yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini tidak luput pula 

membahas mengenai ilmu pengetahuan. Pembahasan Ilmu Pengetahuan oleh 

Ibnu Khaldun pada dasarnya adalah dalam rangka penjelasan mengenai sejarah 

dan sosiologi dalam sela-sela karyanya tersebut. Meskipun begitu merupakan 

 
56 Mehdi Ha‘iri Yazdi, The Principles of Epistemology in Islamic Philosophy: Knowledge 

by Presence (New York: State University of New York Press, 1992) 
57 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 

5. 
58 Muhammad ‘Athif al- ‘Iraqy, Al-Falsafat al-Islamiyyat (Kairo: Dar al-Ma‘arif, 1978), 

8–13. 
59 Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago: The University of 

Chicago Press, 1962), 23–33. 
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kekeliruan apabila menyatakan bahwa Ibnu Khaldun tidak membahas 

mengenai Ilmu Pengetahuan. Karena Ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang 

penting dalam kehidupan dan peradaban. Suatu bangsa yang menguasai ilmu 

pengetahuan dan berikutnya teknologi maka dia akan menguasai dunia.60 

Hal ini telah menjadi kemakluman di berbagai belahan dunia. Tidak 

hanya di dunia Barat saja, melainkan di dunia Islam terjadi hegemoni 

pemikiran demikian. Ibnu Khaldun menjelaskan mengenai Ilmu Pengetahuan 

dalam kitabnya Muqaddimah pada bab ke enam. Bab ini berisikan ilmu 

pengetahuan dengan metode pengajaran dan cakupan pembagiannya. Bab ini 

merupakan bab khusus yang membahas mengenai ilmu pengetahuan. 

Mengawali pembicaraan ilmu pengetahuan oleh Ibnu Khaldun, dia membahas 

mengenai istimewanya manusia ketimbang makhluk yang lain. Letak 

keistimewaan tersebut pada anugerah akal yang digunakan untuk berpikir. Bagi 

Ibnu Khaldun kata fikrmemiliki arti penjamahan bayang-bayang ini di balik 

perasaan dan aplikasi akal di dalamnya untuk pembuat analisa dan sintesa.61 

Untuk menjelaskan kata ini, Ibnu Khaldun membaginya menjadi beberapa 

tingkatan, yaitu:62 

1. Al- ‘Aql al-Tamyizy 

Akal ini adalah tingkatan pertama yang dimiliki oleh manusia. Akal ini 

adalah kemampuan intelektual berupa memahami segala sesuatu yang 

berada di luar dirinya. Akal ini sebagai pembela dan pembantu 

manusia. Dengan akal ini manusia dapat memperoleh manfaat atas apa 

 
60 Muzaffar Iqbal, Islam and Science (New York: Routledge, 2018), 1–7. 
61 Ibnu Khaldûn, The Muqaddimah, 545. 
62 Ibnu Khaldûn, The Muqaddimah, 545-546. 
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yang ada di sekitarnya dan menjauhi segala yang dapat mendatangkan 

keburukan kepadanya. 

2. Al- ‘Aql al-Tajriby 

Akal ini adalah tingkatan kedua yang dimiliki oleh manusia. Pada 

tingkatan ini akal berfungsi memberikan persepsi-persepsi atau ide-ide 

yang dapat digunakan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Akal ini 

menunjukkan bagaimana tashdiq yang sebenarnya yang harus 

dilakukan manusia sebagai sebuah dorongan dari dalam dirinya. Akal 

ini dapat pula disebut dengan akal eksperimental. 

3. Al- ‘Aql al-Nazhary 

Akal ini adalah tingkatan akal ketiga dan terakhir. Pada akal ini 

manusia dapat mengetahui segala sesuatu berdasar pada 

pengetahuannya (‘ilm) dan perkiraan atau hipotesis (zhann) di balik 

pengalaman inderawi yang praktis. Segala bentuk tashawwur dan 

tashdiq dibentuk di sini. Hasil dari bentukan itu adalah pengetahuan. 

Pengetahuan tersebut berupa wujud sebagaimana adanya beserta ikutan 

sababmusabab, general, diferensia, dan lainnya. Tingkatan akal terakhir 

ini menjadikan manusia sebagai manusia seutuhnya (al-haqiqat al-

insaniyat). 

Lebih jauh lagi, akal bagi Ibnu Khaldun merupakan alat dalam 

menimbang sesuatu dengan teliti. Penimbangan tersebut mengantarkan pada 

pengetahuan mengenai Tuhan beserta sifat-sifat-Nya, kenabian (nubuwwah), 

dan masalah kehidupan dunia dan akhirat. Hakikat dari sesuatu sebagaimana 
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adanya dan benar adanya hanya dapat diketahui oleh sejauh mana kesanggupan 

akal manusia. 

B. Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldun 

1. Metode dan Teori dalam Mencari Pengetahuan 

Menurut Ibnu Khaldun manusia dapat mendapatkan pengetahuan, 

ahklaq dan segala sesuatu, itu berasal dari ilmu pengetahuan, pendidikan, dan 

pengajaran secara langsung bertemu dengan orang-orang yang berkompeten 

dibilang dibilang keilmuan tertentu. Banyaknya guru dalam proses 

pembelajaran bagi seorang murid sangat bermamfaat untuk dapat sampai 

memahami peristilahan-peristilahan  dalam keilmuan dan menguatkan 

nalurinya serta sebagai jalan untuk membangkitkan kekuatan pengetahuannya 

ketaraf yang lebih mantap dan lurus. Hal ini diambil dari pemahaman ayat Al-

Qur’an Surah Al-Mujadilah ayat 11.63 

ذِيْنَ  
َّ
ال هَا  يُّ

َ
ا وْا يٰٓ ز  ش  انْ  

َ
قِيْل ا  وَاِذَ مَْۚ 

 
ك
َ
ل اللّٰه   سَحِ  فْ يَ وْا  سَح  افْ فَ مَجٰلِسِ 

ْ
ال فىِ  وْا  ح  سَّ فَ تَ مْ 

 
ك
َ
ل  

َ
قِيْل ا  اِذَ وْْٓا  مَن 

ٰ
ا

وْت  
 
ذِيْنَ ا

َّ
مُْۙ وَال

 
وْا مِنْك مَن 

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
عِ اللّٰه  ال وْا يَرْفَ ز  ش  انْ رَجٰ فَ مَ دَ

ْ
عِل

ْ
وْنَ ت   وَاللّٰه  وا ال

 
عْمَل  خَبيِْر   بمَِا تَ

Terjemahan : 

  Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada  

kalian,”Berlapang-lapang dalam majelis maka lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian dan 

apabila dikatakan, “Berdiri kalian” maka berdirilah niscaya 

Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di 

antara kalian dan orang-orang yang diberi Ilmu Pengetahuan 

beberapa derajat dan Allah maha mengetahui apa yang kalian 

kerjakan. 

Ibnu Khaldun juga memiliki teori pembelajaran Makalah dan Tadrij. Yakni 

menempatkan subjek belajar dalam dunianya sebagai suatu realita. Bagi Ibnu 

 
63 Masturi irham, Muqaddimah Ibn Khaldun, (Jakarta: Al-kausar, 2001), cet III, h, 2009 
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Khaldun manusia mampu memahami keadaan di luar dirinya dengan kekuatan 

pikirannya (akal) yang berada dibalik alat indranya (senses). Hal ini 

dilaksanakan akal bekerja dengan kekuatan otaknya. Akal itu bukanlah otak, 

tetapi merupakan daya kemampuan manusia untuk memahami sesuatu. Dengan 

kata lain akal adalah potensi  yang terdapat  didalam jiwa manusia.64 Teori 

belajar makalah dan Tadrij merupakan potensialitas, yaitu merupakan bagian 

dan aktivitas manusia. Secara umum aktivitas- aktivitas itu dapat dicari melalui 

hukum-hukum psikologi yang mendasarinya. Dalam mengulas persoalan ini, 

ibnu khaldun. Kemudian realitas itu merupakan potensi kognitif yang 

mendasari pemahamannya untuk menerangkan proses belajar itu berlangsung. 

Bagi ibnu khaldun akal adalah potensi psikologi dalam belajar, karena akal 

memberi kesanggupan bayangan berbagai objek yang bisa diterima alat indera, 

kemudian mengembalikan bayangan-bayangan obyek  kedalam ingatan. 

Pandangan ibnu chalun kemanpuan manusia untuk memahami sesuatu di luar 

dirinya.65 

2. Tujuan Pendidikan Menurut Ibnu Khladun 

Dalam merumuskan tujuan pendidikan pendidikan Islam Ibnu Khladun 

berpijak pada firman Allah Swt. 

فِيْمَ  تَغِ  ىكَ وَابْ تٰ
ٰ
ا ا    آْ 

َ
وَل يْكَ 

َ
اِل حْسَنَ اللّٰه  

َ
ا مَآْ 

َ
حْسِنْ ك

َ
وَا يَا  نْ الدُّ مِنَ  صِيْبَكَ  نَ نْسَ  تَ ا 

َ
وَل خِرَةَ  اٰ

ْ
ال ارَ  الدَّ اللّٰه  

سِدِيْنَ  فْ م 
ْ
بُّ ال حِ ا ي 

َ
َ ل رْضِ  اِنَّ اللّٰه اَ

ْ
سَادَ فىِ ال فَ

ْ
بْغِ ال  تَ

 
64 Abd Rahman Assegaf, Aliran Pendidikan Pemikiran Islam Keilmuan Tokoh Klasik 

Modern,.. h.142 
65 Warul walidin, Konsepsi Pemikiran pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan 

Modern,...h. 284 
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Terjemahan : 

 “Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di 

dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 

telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat 

kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berbuat kerusakan”. (QS. Al- Qashash 77) 

Oleh karena itu menurutnya tujuan pendidikan Islam terbagi dua macam yaitu: 

(1). Tujuan yang berorientasi ukhrawi, yaitu membentuk seorang hamba agar 

melakukan kewajiban kepada Allah. (2). Tujuan yang berorientasi duniawi, 

yaitu membentuk manusia yang mampu menghadapi segala untuk kebutuhan 

dan tantangan kehidupan, agar hidupnya lebih lyak dan bermamfaat bagi orang 

lain.66  

 Fathiyah Hasan menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menurut Ibnu 

Khaldun adalah (1) memberikan kesempatan kepada pikiran untuk aktif 

bekerja, mengingat karena hal ini penting untuk terbukanya pikiran untuk aktif 

bekerja, mengingat karena hal ini penting untuk terbukanya pikiran dan 

kematangan seseorang yang akhirnya dapat bermamfaat bagi masyaerakat, (2) 

memperoleh Ilmu Pengetahuan untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan 

berbudaya, (3) memperoleh pekerjaan unrtuk mencari penghidupan.67  

 Arah pendidikan yang dirumuskan Ibnu Khaldun mengoneksi antara 

pendidikan dengan realitas sosial yang ada disekitarnya baik yang bersifat 

material, spritual, atau benda-benda, hewan, dan manusia. Arah rumusan yang 

dibangunnya adapun penyadaran terhadap manusia atas dirinya, sosial 

sekelilingnya dan alam sekitarnya. Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa 

 
66 Muhammad Athiyah al-Abrasyi, al-tarbiyah al-islamiyah wa Falasifuha, (Ceiro 

Halabi, 1969), h.284  
67 Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam.h.241 
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hakikatnya pendidikan Islam bukanlah suatu aktivitas yang bersifat pemikiran 

dan perenungan semata, dan jauh dari aspek-aspek kehidupan, akan tetapi Ilmu 

dan Pengetahuan merpakan gejala konklusif yang lahir dari tahapan 

kebudayaan masyarakat dari perkembangannya.68 

3. Pendidik Menurut Ibnu Khaldun 

 Ibnu Khaldun berpandangan bahwa banyak guru dari generasi sekarang 

yang tidak tahu cara-cara mengajar. Misalnya mereka sejak permulaan 

memberikan kepada muridnya masalah-masalah ilmu pengetahuan yang sukar 

dipelajari dan menuntut mereka untuk memeras otak untuk memecahkannya.69 

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tidak cukup bagi seorang guru untuk 

melengkapi dirinya dengan ilmu saja. Dalam hal pengetahuan yang harus 

disediakan oleh guru untuk muridnya Ibnu Khaldun menyarankan agar seorang 

pendidi dapat memperbaiki cara penyampaiannya dan tidak menggunakan satu 

cara saja. Walaupun guru sudah memiliki materi pengajaran (maddah) namun 

Ibnu Khaldun juga harus memperhatikan metode pengajaran (Tahriqah). 

Metode yang baik akan dapat membantu mentransfer materi yang diajarkannya 

dengan baik.70 

Menurut Ibnu Khaldun diantara hal-hal yang sering menghalangi 

masyarakat dalam memperoleh Ilmu Pengetahuan dan memahami inti 

tujuannya, pertama, adalah karena banyaknya buku yang ditulis, juga 

 
68 Lismijat, Jurnal Ilmiah,”Konsep Pendidikan Islam Islam dalam Perspektif Ibn 

Khaldun”,(Banda Aceh SLAD Independent, 2013),. h 756 
69 Thoha Ahmedi, Terjemhan Muqaddimah Ibnu Khaldun, (Jakarta Tim Pustaka Firdaus, 

2001),.h. 15.  
70 And Rachman Assegaf, Aliran Pendidikan Islam Keilmuan Tokoh Klasik Sampai 

Modern,..h. 133 
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banyaknya perbedaan istilah dalam pengajaran, serta banyaknya metode yang 

digunakan. Kedua, banyaknya tuntutan terhadap peserta didik untuk menerima 

materi dan tuntutan tagihan penguasaan terhadap materi tersebut, lalu standar 

keberhasilannya diukur dengan sejauh mana seorang pelajar berhasil 

menguasai semua materi tersebut, lalu pelajar diharuskan untuk menghapalnya 

dilaur kepala terhadap buku-buku tersebut. Metode yang demikan 

mengakibatkan sang murid akan mengalami kesulitan pemahaman dan tidak 

mencapai hasil yang diharapkan.71  

Ibnu Khaldun menyarankan agar seorang guru senantiasa menambah 

Ilmu pengetahuan. seorang guru dalam pemblajarannya juga perlu 

mempraktekkan metode visitasi (Rihlah) untuk suatu topik tertentu. Metode 

visitasi disebut  pula pengalaman terlibat, karena melibatkan hampir 

keseluruhan panca indera, bukan sekedar mendengar dan membaca buku.72 

Inti pandangannya tentang tugas pendidik adalah bahwa usaha mendidik 

adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian. Oleh karena itu untuk menjadi 

seorang pendidik diperlukan kualifikasi tertentu, diantaranya adalah pendidik  

harus  memiliki  pengetahuan tentang perkembangan kerja akal secara 

bertahap. Pendidik juga dituntut untuk memiliki Ilmu Metodologi mengajar 

sesuai dengan perkembangan akal tersebut. Seorang pendidik tidak saja 

memiliki Ilmu yang akan diajarkan, tetapi juga harus memiliki Ilmu mengajar 

atau memahami cara mengajar yang baik. Hal ini pentingagar tidak 

 
71 Masturi Irham, Muqaddimah Ibn Khaldun, (Jakarta: Al- Kautsar, 2001), cet III, h. 989. 
72 Abd Rachman Assegaf, Aliran Pendidikan Pemikiran Islam Keilmuan Tokoh Klasik 

Sampai Modern,.h..132 
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membingungkan peserta didik yang berakibat pada tidak terpenuhinya tujuan 

pendidikan. 

4. Peserta Didik 

 Dalam kitab Mukaddimahnya, Ibnu Khaldun tidak memberikan 

definisi pendidikan secara jelas, tapi hanya memberikan gambaran-gambaran 

secara umum tentang pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun Pendidikan 

mempunyai pengertian yang cukup luas, bukan hanya merupakan proses 

belajar mengajar yang di batasi oleh empat dinding tetapi pendidikan adalah 

suatu proses, dimana manusia secara sadar menenangkap, menyerap, dan  

menghayati  peristiwa-peristiwa  alam  sepanjang  masa. Rumusan yang ingin 

dicapai Ibnu Khaldun dalam Pendidikan menganut perinsip keseimbangan agar 

anak didik mcncapai kebahagian duniawi dan sekaligiis ukhrawinya kelak.73  

Ibnu Khalun juga berpendapat dalam mentransfer ilmu pengetahuan 

seorang pendidik hendaknya memperhatikan dimensi psikologi dan tahap 

kesiapan mental dan bakat ilmiah peserta didik.74 Dalam kitabnya itu Ibnu 

Khaldun juga memberi petunjuk kepada Muta’allim (peserta didik) agar 

berhasil dalam studinya dan menyatakan: “Hai pelajar, ketahuilah bahwa saya 

di sini akan memberi petunjuk yang bermanfaat bagi studimu. Apabila kamu 

menerimanya dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh, kamu akan 

mendapatkan suatu manfaat yang besar dan mulia. Bahwa kemampuan 

 
73 Masturi Irham, Mukaddimah Ibn Khaldun, (Jakarta: Al-Kautsar, 2001),Cet III, h xi 
74 HM. Arifin, Perbandingan Pendidikan Islam (Jakarta PT.  Rineka  Cipta, 1994) Cet 1 

h. 196 
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manusia adalah anugerah khusus yang alami ciptaan Allah, sama seperti Dia 

menciptakan semua makhlukNya”.75  

Disini Ibnu Khaldun memandang peserta didik sebagai Muta’allim yang 

dituntut untuk mengembangkan segala potensi yang telah dianugerahkan oleh 

Allah Swt. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun memandang 

peserta didik sebagai subyek didik, bukan obyek didik yang memiliki potensi 

yang dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. Ini menandakan bahwa 

Ibnu Khaldun memiliki pandangan yang optimistik terhadap peserta didik. 

Peserta didik bagi Ibnu Khaldun merupakan subyek didik yang dituntut 

kreativitasnya agar dapat mengembangkan diri dan potensinya. Perlakuan ini 

membuat pendidikan sebagai anak manusia yang memerlukan bantuan orang 

lain, agar terbimbing ke alam kedewasaan. Dalam konteks ini, Ibnu Khaldun 

memandang peserta didik sebagai obyek didik yang memerluka subyek didik, 

yaitu guru. Dalam hal pendidikan anak, Ibnu Khaldun berpendapat, 

mengajarkan AI-Qur’an terhadapanak merupakan dasar pendidikan yang 

membentuk karakter pokok manusia. Dengan pendidikan pada anak ketika 

masih kecil lebih tertancap kuat dan menjadi dasar bagi perkembangan 

berikutnya. Pondasi dasar pertama yang terdapat pada hati merupakan dasar 

pembentukan karakter manusia. Pentingnya pendidikan Al-Qur’an terhadap 

anak sejak dini merupakan syi’ar agama dan dengan mempelajari ayat-ayat AI-

 
75 Thoha Ahmadi, Terjemahan Muqaddimah Ibnu Khadun,. h.754. 
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Qur’an dan Hadits dapat cepat menguatkan keimanan anak dan akidah ke 

dalam hati.76  

Ada teori yang dibangun oleh Ibnu Khaldun dalam suatu pengajaran 

dan  pembelajaran  yaituteori fitrah.Fitrah  berasal  dari  bahasa  Arab  yang 

berarti sifat  segala wujud pada  awal kejadiaannya atau  sifat  dasar  

manusia.Menurutnya   manusia   itu   pada   dasamya   baik,   pengaruh-

pengaruh   yang datang  kemudian  yang  menentukan  apakah  jiwa  manusia  

itu  baik,  atau menyimpang. Teorinya itu diperkuat dengan contoh empiris 

bahwa mereka yang  terbiasa  hidup  kotor  oleh  berbagai  macam  akhlak 

yang  tercela  dan kejahatan,  maka  jalan  menuju  kebaikan  sudah  menjauh  

dan  mereka  telah kehilangan kemampuan untuk menahan diri dari nafsu. 

C. Konsep ‘Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun  

1. Ashabiyah, Pengertian dan Urgensi 

 Secara etimologis ‘Ashabiyah berasal dari kata ‘Ashaba yang berarti 

mengikat. Secara fungsional ‘ashabiyah menunjuk pada ikatan sosial budaya 

yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu, 

‘ashabiyah juga dapat dipahamai sebagai solidaritas sosial, dengan 

menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok.77 

Menurut Muhammad Mahmud Rabie’, ‘Ashabiyah merupakan suatu 

jalinan sosial yang dapat membangun kesatuan suatu bangsa, terlepas apakah 

itu dipengaruhi oleh ikatan kekeluargaan maupun persekutuan. Dalam peran 

sosial, ‘ashabiyah dapat melahirkan persatuan yang dapat dibagi ke dalam dua 

 
76 Masturi Irham, Mukaddimah Ibn Khaldun, .... h. 1001 
77 Jhon L. Esposito (ed), Ensiklopedi Dunia Islam Modern, Jilid I, Bandung: Penerbit 

Mizan, 2001), h. 198. 
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kelompok. Pertama, menumbuhkan solidaritas kekuatan dalam setiap jiwa 

kelompok. Kedua, keberadaan ‘ashabiyah dapat mempersatukan berbagai 

‘ashabiyah yang bertentangan, sehingga menjadi suatu kelompok yang lebih 

besar dan utuh.78 

 Seperti dikatakan Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah, bahwa 

‘ashabiyah sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu 

negara, dinasti, ataupun kerajaan. Tanpa dibarengi ‘ashabiyah, maka 

keberlangsungan dan eksistensi suatu negara tersebut akan sulit terwujud, serta 

sebaliknya, negara tersebut berada dalam ancaman disintegrasi dan 

kehancuran.79 Ibnu Khaldun menempatkan istilah ‘ashabiyah menjadi dua 

pengertian. Pengertian pertama bermakna positif dengan menunjuk pada 

konsep persaudaraan (brotherhood). Dalam sejarah peradaban Islam konsep ini 

membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerjasama, 

mengesampingkan kepentingan pribadi (self-interest), dan memenuhi 

kewajiban kepada sesama. Semangat ini kemudian mendorong terciptanya 

keselarasan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang 

kebangkitan dan kemajuan peradaban.80 

 Pengertian kedua bermakna negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan dan 

fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran. Konteks 

pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki dalam sistem 

 
78 Muhammad Mahmud Rabie’, The Political Theory of Ibnu Khaldun, (Leiden: E. J. 

Brill, 1967), h. 165. 
79 Ibnu Khaldun, The Muqaddimah: An Introduction to History, (trans, Frans Rosenthal), 

(Bollingen Scrics Pricenton University press, 1989), h.123-124 
80 Didin Kristinawati Misnu, Pemikiran Ibnu Khaldun (2), 

http;//www.halalguide.info/content/ view/432/46. Diakses tanggal 14 Desember 2015. 
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pemerintahan Islam. Karena akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang 

diusung dalam prinsip-prinsip agama.  

Mengenai alasan diperlukannya ‘ashabiyah tersebut, Ibnu Khaldun 

menge-mukakan dua premis penting. Pertama, dalam teori tentang berdirinya 

negara berkenaan dengan realitas kesukuan. Ia berpendapat bahwa orang tidak 

mungkin mendirikan negara tanpa didukung persatuan dan solidaritas yang 

kuat.81 Di dalamnya terdapat ajakan untuk senantiasa waspada dan siaga 

sepenuh jiwa dan raga untuk mempertahankan negaranya.82 Kedua, bahwa 

proses mendirikan negara itu harus melalui perjuangan yang keras dan berat, 

dengan mempertaruhkan nyawa. Kalau dirinya tidak mampu menundukkan 

lawan maka dirinya sendiri yang akan kalah atau binasa. Oleh sebab itu, 

dibutuhkan kekuatan yang besar untuk mewujudkannya. Dengan demikian, 

terbentuknya solidaritas ini mutlak dibutuhkan.  

Kemudian dalam pembentukan ‘ashabiyah tersebut, Ibnu Khaldun 

berpendapat bahwa agama mempunyai peran penting dalam membentuk 

persatuan tersebut. Menurutnya, semangat persatuan rakyat yang dibentuk 

melalui peran agama itu tidak bisa ditandingi oleh semangat persatuan yang 

dibentuk oleh faktor lainnya. Hal tersebut didukung oleh visi agama dalam 

meredakan pertentangan dan perbedaan visi rakyat, sehingga mereka 

mempunyai tujuan sama, untuk berjuang bersama menegakkan agamanya. Ini 

dibuktikan dalam perang Yarmuk dan Qadisiyah, di mana pasukan umat Islam 

 
81 A. Rahman Zainuddin, Pemikiran Politik Islam: Islam, Timur Tengah dan Benturan 

Ideologi, (Jakarta: Pensil 324, 2004), h. 80-81 
82 Zainab al-Khudhairi, Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun, (Bandung: Penerbit Pustaka, 

1987), h. 161. 
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hanya berjumlah 30.000 orang, padahal tentara Persia di Qadisiyah berjumlah 

120.000 orang, sedangkan tentara Heraklitus, menurut al-Waqidi berjumlah 

400.000 orang. Meskipun jumlahnya sangat kecil, karena didasari semangat 

persatuan yang dibentuk oleh peran agama hasilnya umat Islam mampu 

memenangkan peperangan tersebut.83 

2.  Khilafah dan Pengaruhnya Terhadap Kelangsungan Ashabiayah 

Khalifah merupakan jabatan sebagai pengganti Nabi Muhammad saw, 

dengan tugas yang sama, yaitu untuk mempertahankan agama dan menjalankan 

kepemimpinan di dunia. Jabatan tersebut bisa juga disebut “imam”.84 Orang 

yang menjabat sebagai khalifah atau imam harus mampu memerintah rakyat 

sesuai dengan petunjuk agama, karena dalam kepemimpinan dan pembuatan 

peraturan untuk menyelesaikan persoalan duniawi itu harus dihukumi dari segi 

kepentingan akhirat.  

Dalam hal ini Ibnu Khaldun memberikan syarat untuk menjadi imam 

atau khalifah, yaitu: (1) pengetahuan (‘ilm), (2) keadilan, (3) kesanggupan, (4) 

tidak cacat pancaindera dan anggota badan, dan (5) keturunan Quraisy.  

Berpengetahuan merupakan syarat mutlak, karena seorang imam atau 

khalifah dapat melaksanakan hukum-hukum Allah apabila ia menguasai hukum 

itu, dan mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana, serta 

berpendirian dan tidak taklid buta. Keadilan sangat diperlukan karena imamah 

atau khilafah merupakan lembaga keagamaan yang mengawasi lembaga lain. 

Tanpa keadilan maka pengawasan yang dilakukan akan rentan terjadi 

 
83 Shofiyullah M.Z., “Kekuasaan Menurut Ibnu Khaldun” Tesis, Institut Agama Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998, h. 51 
84 Ibnu Khaldun, The Muqaddimah, h. 155 
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kecurangan, ketimpangan, dan kezaliman. Kesanggupan berarti dirinya 

bersedia dan mampu melaksanakan undang-undang atau peraturan yang sudah 

ditetapkan. Dirinya mampu bertanggungjawab atas segala persoalan yang 

dihadapinya. Tidak cacat artinya tidak mempunyai kekurangan fisik, seperti: 

buta, bisu atau tuli, dan kehilangan anggota badan yang lain, karena 

dikhawatirkan akan mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak.  

Khusus mengenai prasyarat keturunan Quraisy itu masih menjadi 

perdebatan dikalangan intelektual seputar dimasukkan atau tidaknya keturunan 

Quraisy dalam prasyarat sebagai khalifah. Salah satu tokoh yang menolak 

adalah Qadli Abu> Bakar al-Baqillani (w. 403 H). Ia berpendapat bahwa 

‘ashabiyah kaum Quraisy di masanya sudah memudar, serta pada saat itu yang 

memegang kekhalifahan justru berasal dari kalangan luar Arab. Berbeda 

dengan pendapat tersebut, meskipun Ibnu Khaldun sepakat dengan pendapat 

jumhur, namun ia lebih mengedepankan analisis sosial-historis yang cukup 

kuat. Menurutnya, kaum Quraisy termasuk golongan suku Mudlar, yang 

dikenal mempunyai kapabilitas dan kewibawaan yang melebihi suku Mudlar 

yang lain. Berbekal keunggulan itulah kaum Quraisy mampu menguasai suku 

Mudlar. Dengan demikian, jika kepemimpinan ini diserahkan kepada kaum 

Quraisy kecil kemungkinan akan terjadi disintegrasi dan konflik,85 serta 

sebaliknya, dengan kepemimpinan kaum Quraisy justru ‘ashabiyah akan 

terbangun kuat dan bertahan lama.  

 
85 M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 244. 
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Lebih lanjut, untuk mengantisipasi terjadinya ketimpangan-

ketimpangan, krisis, dan gejolak sosial, yang dikhawatirkan akan mengancam 

kelangsungan ‘ashabiyah dalam masa kepemimpinan seorang khalifah, Ibnu 

Khaldun memberikan nasehat kepada khalifah itu sendiri, yang isinya sebagai 

berikut:86  

1. Kekuatan penguasa (al-mulk) tidak akan terwujud kecuali dengan 

implementasi Syari’ah.  

2. Syari’ah tidak dapat terimplementasi kecuali dengan penguasa (al-

mulk).  

3. Penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali melalui rakyat 

(arrijal).  

4. Rakyat tidak dapat dipelihara kecuali dengan kekayaan (al-mal).  

5. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali melalui pembangunan 

(alimarah).  

6. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan (al-

‘adl).  

7. Keadilan adalah kriteria (al-mizan) Allah menilai hamba-Nya.  

8. Penguasa bertanggungjawab mengaktualisasikan keadilan.  

Delapan nasehat tersebut, masing-masing faktor saling terkait dan 

berhubungan, dalam memberi pengaruh bagi kelangsungan roda 

pemerintahan. Ketiadaan salah satu faktor bisa menyebabkan 

runtuhnya kepemimpinan serta kejayaan sebuah Negara. 

 
86 Didin Kritinawati Misnu, Pemikiran Ibnu Khaldun (1), 

http;//www.halalguide.info/content/view/432/46. Diakses tanggal 14 Desember 2016. 
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D. Gagasan-gagasan Sosial Budaya 

1. Pengertian Sosial Budaya 

Secara umum, pengertian tentang sosial budaya sudah sangat sering 

kita jumpai. Termasuk bapak sosiolog-Ibn Khaldun iu sendiri. sebelum 

masuk pada pembahasan yang difokuskan terhadap pemikiran ibn Khaldun 

sendiri. Baiknya perlu mengetahui gagasan-gagasan atau pengertian-

pengertian sosial budaya secara umum. Meskipun diketahui dari beberapa 

pendapat dari pakar sosial budaya dalam pemahamannya belum ditemukan 

kesepakatan antara pendapat satu dengan yang lain. Sehingga hal tersebut 

menciptakan pengertian yang bervariasi.  

Cultur dalam bahasa Inggris berasal dari kata kerja, dalam bahasa latin 

colere yang berartikan bercocok tanam (cultivation). Jika mengacu pada 

pandangan orang-orang kristen istilah cultura dimaknai sebagai ibadah 

ataupun pemujaan (worship). Sedangkan pada masyarakat Indonesia sendiri 

pemaknaan kata budaya masih menjadi perdebatan. Lantaran kata budaya dan 

kebudayaan sebagai kata benda atau kata sifat.87 Hal tersebut merujuk pada 

persoalan asal kata budaya di Indonesia sendiri apakah berasal dari bahasa 

sansekerta yakni Buddayah atau Abhudaya.  

Seorang sarjana Antropologi dari Inggris, Taylor-abad ke 19 memberi 

pengertian tentang kebudayaan. Dimana ia mengatakan bahwa kebudayaan 

adalah keseluruhan kompleks dari suatu kehidupan. Keseluruhan itu meliputi 

ilmu pengetahuan, kesenian, sastra, dogma-dogma agama, nilai-nilai moral, 

 
87 Rasyid, “Jurnal Wacana Antropologi”, 1999., h 4 
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nilai-nilai hukum, dan semua kemampuan manusia ataupun kebiasaan 

manusia yang diperoleh manusia itu sendiri dari bermasyarakat.88 Sedangkan 

pengertian diatas juga memiliki kerancuan pada pemaknaan kebudayaan 

dengan peradaban. 

Karena makna diatas dianggap sebagai definisi dari peradaban. Pada 

pengertian dari intelektual islam, kata budaya diistilahkan dengankata al 

hadharah atau hadharah, kata tersebut diambil dari kata kerja hadhara yakni 

datang atau hadir. Maksud dari kata datang atau hadir disini dikontekskan 

sebagai tinggal pada suatu wilayah.  

Dari sini kemudian kata hadharah berkaitan dengan adanya petunjuk 

bahwa yang utama dalam kebudayaan ialah adanya gerak, tindakan, 

perubahan, peningkatan pola dan gaya hidup. Selain itu juga pertambahan 

kebijakan dan kearifan. sehingga perpindahan itu berkembang dan 

membentuk dan memperbaiki pola atau gaya hidup pada masyarkat tersebut. 

Dari beberapa pemaparan diatas yang memaknai kata budaya sendiri 

beragam. Sering dijumpai, terkadang pemaknaan budaya dan kebudayaan 

disamakan. Padahal, menurut ilmu atropolgi, dua kata “budaya” dan 

“kebudayaan” adalah dua kata yang harus dibedakan dalam memberikan 

makna atau definisi. Dimana, kebudayaan dimaknai sebagai seperangkat 

peraturan dan norma yang dimiliki para anggota masyarakat.89 Sehingga, 

aturan atau norma ini dilaksanakan oleh anggota masyarakat akan menjadi 

suatu perilaku yang membentuk mereka pada perilaku yang memberi nilai 

 
88 Effat Al-Sarqawi, “Filsafat dan Kebudayaan Islam”. Bandung 1981., h. 6  
89 I Gede Wiranata, “Antropologi Budaya”. Citra Aditya Bakti Bandung 2011, h., 29. 
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baik, yang kemudian akan menjadikan masyarakat bisa diterima dikalangan 

masyarakat itu sendiri.  

Pada beberapa tulisan, banyak dijumpai juga kata “kebudayaan” 

disamakan dengan “peradaban”. Hal tersebut sama dengan istilah Inggris 

civilization, yang biasanya dipakai untuk menyebut bagian-bagian dan unsur-

unsur dari kebudayaan yang halus, maju, dan indah. Sedangkan istilah 

“peradaban” dipakai juga untuk menyebut suatu kebudayaan yang 

mempunyai sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, 

dan lain sebagianya-yang mana itu digunakan untuk menggambarkan pada 

sistem kenegaraan dan kemasyarakat kota yang maju dan kompleks. 

Sehingga, penjelasan diatas hampir mirip dengan apa yang dikatakan oleh 

Edward Spranger seorang Filsuf sekaligus sebagai Psikolog Jerman-yang 

memaknai kebudayaan sebagai segala bentuk atau ekspresi dari kehidupan 

batin masyarakat, sedangkan peradaban sendiri dimaknai sebagai perwujudan 

kemajuan teknologi dan pola materil kehidupan dimasyarakat.90  

Budaya sendiri tidak hanya ada tanpa adanya fungsi yang mampu 

mempengaruhi masyarakat. Budaya memiliki fungsi yang bisa diterapkan 

secara nyata melalui kesepakatan bersama. Sehingga penerapan budaya 

sendiri dapat mengatur manusia agar mendapat bertindak dan berbuat untuk 

menentukan sikap dalam menghadapi suatu masalah atau fenomena sosial.91 

Pada umumnya, Kebudayaan difungsikan seb agai pedoman dalam 

 
90 Alo Liliweri, Alo, “Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya”. Lkis 

Yogyakarta 2003: h. 23 
91 Alo Liliweri, Alo, “Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya”. Lkis 

Yogyakarta 2003: h. 24 
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berhubungan antar manusia atau kelompok, disisi lain juga dijadikan wadah 

untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan renungan kehidupan, dan budaya 

juga dijadikan pembeda utama antar manusia sebagai makhluk berakal budi 

dengan mahkluk lain seperti binatang yang bisa terus dikembangkan dari 

generasi satu kegenerasi selanjutnya.92 

2. Pemikiran Ibnu Khaldun Sosial Budaya 

Mengutip dari pengertian yang dipakai oleh intelektual muslim untuk 

istilah budaya-Hadharah hampir memiliki kemiripan dengan istilah yang 

digunakan Ibn Khaludun dalam karyanya yang fenomenal-Muqaddimah Ibn 

Khaldun. Hadharah (Kebudayaan) dalam pandangan Ibn Khaldun adalah 

kondisi-kondisi kehidupan yang melebihi dari yang dibutuhkan manusia. 

Lantas, yang dimaksud kondisi kehidupan yang melebihi itu seperti apa? Ibnu 

khaldun memaparkan bahwasannya kondisi-kondisi kehidupan yang melebihi 

kebutuhannya yakni, sesuatu yang diperlukan. Sedang keperluan sendiri akan 

berbeda setiap manusia sesuai dengan tingkat kemewahan pada kondisi 

tersebut.  

Menurut Ibn Khaldun, suatu kehidupan tidak akan benar-benar 

berkembang, kecuali kehidupan yang ada di kota.93 Kenapa harus di kota? 

Karena kehidupan di kota dipandang memiliki kehidupan yang melebihi dari 

apa yang dibutuhkan. Sehingga, kondisi yang seperti itulah kemudian 

menjadi tujuan utama kativitas kehidupan.  

 
92 I Gede Wiranata, “Antropologi Budaya”. Citra Aditya Bakti, Bandung 2011, h., 23. 
93 Ibnu Khaldun, “Muqaddimah Ibn Khaldun. Pustaka Firdaus, Jakarta 2019: h., 221 
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Sebab itu, dalam bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun kebudayaan 

dikaitkkan erat dengan negara. Dimana, keberadaan negara akan 

mempengaruhi perkembangan kebudayaan untuk berkembang lebih pesat.94 

Selain itu juga menjadikan suatu negara memiliki suatu tujuan, baik sistem 

nilai maupun spiritual yang selaras dengan cita rasa masyarakatnya. 

Walaupun kebudayaan menurut Ibn Khaldun berkaitan erat dengan negara, 

namun negara juga sering mendiskriminasi kebudayaan. Pada konteks ini, Ibn 

Khaldun memberikan contoh dimana pada abad ke-13 Persia dan Baghdad 

berada dibawah kekuasaan Daulah Ilkhan Mongol. Abad ke-3 sampai ke-14 

Cina dibawah kekuasaan Dinasti Yuan Mongol. Ketiga negara ini menjadi 

contoh bagaimana negaramenindas kebudayaan. Kebebasan ditindas sehingga 

negara menjadi musuh kebudayaan. Dalam konteks pada masa itu bukan 

berarti kebudayaan sudah tidak lagi berkembang atau dilarang berkembang.95 

Kebudayaan tetap berkembang, walaupun yang berkembang bukan 

kebudayaan cita rasa masyarakatnya, namun kebudayaan penguasa.  

Kebudayaan dalam pandangan Ibn Khaldun yang berkaitan erat 

dengannegara yakni negara yang dimaksud adalah negara yang berdaulat, 

aktif dan mampu mngembangkan kebudayaan dengan baik. Selain itu juga 

negara yang mamu menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik lagi. 

Perlu digaris bawahi, dalam mengembangkan kebudayaan juga tidak bisa 

lepas dari unsur politik, ekonomi, kebudayaan, serta hukum yang jelas pada 

pengolahan kondisi negara yang menyenangkan dan ramah. Semua unsur 

 
94 Ibnu Khaldun, “Muqaddimah Ibn Khaldun. Al- Kautsar, Jakarta Timur 2001: h., 665 
95 Ibnu Khaldun, “Muqaddimah Ibn Khaldun”. Al- Kautsar, Jakarta Timur 2001: h., 8 
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diatas menjadi sangat penting, terlebih perhatian negara atau agama terhadap 

perkembangan agama yang sehat, pemikiran falsafah, tradisi ilmiah, 

kehidupan intelektual, kesusastraan, serta kesenian. Ketika elemen-elemen ini 

dapat berkembang dengan baik, maka elemen inlah yang dapat membentuk 

kecerdasan bangsa. Memberi kontribusi dalam mencerdaskan bangsa serta 

membentuk jati diri sebah bangsa dapat memberi efek baik terhadap budaya 

yang berkembang. Kebudayaan yang mengandung nilai-nilai dan ethos. 

Sehingga ketika nilai-nilai dan ethos pada budaya ditingkatkan akan mampu 

menjadi sumber pencarian identitas. Karena jati diri dan identitas sebuah 

bangsa tidak dapat dicari melalui pembangunan ekonomi yang pragmatis-

yang berorientasi pada persaingan pasar bebas. Pencarian identitas juga tidak 

dapat dicari melalui kemajuan teknologi dan perkembangan industri.  

Sejarah umat manusia dalam bukunya Ibnu Khaldun-Muqoddimah Ibn 

Khaldunmembuktikan berkembangnya kebudayaan yang pesat tidak tumbuh 

disebuah pedesaan atau dalam masyarakat nomaden.96 Masyarakat di desa 

dipandang tidak memiliki jiwa yang ramah terhadap perubahan. Pada konteks 

masyarakat desa atau nomaden disini, Ibn Khaldun mencontohkan bagaimana 

sukusuku Arab Baduwi memusuhi kebudayaan dan memandulkan kehidupan. 

Bukan berarti suku-suku Arab Baduwi tidak siap berkebudayaan serta tidak 

mampu mengembangkannya, hanya saja suku-suku Arab Baduwi tidak 

 
96 Ibnu Khaldun, “Muqaddimah Ibn Khaldun”. Al- Kautsar, Jakarta Timur 2001: h., 145 
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berusaha mengembangkan dan tidak menjadikan kehidupan lebih baik, indah, 

dan berkualitas.97 

Berbeda halnya, ketika menilik masyarakat kota. Banyak kemajuan 

dan perkembangan kebudayaan berkembang lebih pesat. Perkembangan itu 

dipengaruhi oleh kualitas pendidikan dan kebijakan yang dipakai pemerintah 

dalam menciptakaan perubahan. Memilah dan memilih peran dalam 

melindungi dan memelihara kebudayaan itu sendiri. pemerintah harus sangat 

berhati-hati dalam menentukannya, bisa saja, seandainya pemerintah salah 

dalam menentukan peran, maka kebudayaan bisa terancam dan tertindas.  

Dalam pandangan Ibn Khaldun, dalam memelihara kebudayaan, 

lembaga pendidikan memiliki peranan yang sangat penting. Karena hanya 

pada lembaga pendidikanlah berbagai macam metode keilmuan dapat 

dikembangkan. Pemikiran falsafah dan gagasan-gagasan terhadap 

kebudayaan juga dikembangkan-yang kemudian kesemua hal itu dapat 

meningkatkan kualitas budi pekerti generasi bangsa. Mengembangkan bakat 

seni, mengembangkan, serta mengarahkan pada budi pekerti yang luhur.98 

Oleh sebab itu, lembaga pendidikan harusnya tidak dibatasi fungsinya. 

Lembaga pendidikan tidak hanya difungsikan sebagai tempat mengajarkan 

ilmu saja, tetapi juga sebagai pengarah atau penentu generasi muda dalam 

mengenal dan memelihara kebudayaan sebuah bangsa.  

3. Transformasi Pemikiran Ibnu Khaldun 

 
97 Ibnu Khaldun, “Muqaddimah Ibn Khaldun. Al- Kautsar, Jakarta Timur 2001: h., 152 
98 Ibnu Khaldun, “Muqaddimah Ibn Khaldun. Al- Kautsar, Jakarta Timur 2001: h., 665 
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Konsep pemikira Ibn Khaldun terkait kebudayaan-bahwa struktur sosial 

atau kebudayaan tunduk terhadap hukum perkembangan juga terjadi pada 

struktur kebudayaan di Indonesia. Tidak hanya itu, keterkaitan negara dengan 

kebudayaansampai dengan negara menjadi musuh kebudayaan juga tercatat 

dalam sejarah perkembangan kebudayaan di Indonesia. Indonesia pada masa 

pemerintahan demokrasi terpimpin Sukarno (1967-1998) dan Orde Baru yang 

dipimpin oleh Suharto (1967-1998). Pada masa kepimpinan dua ini (Sukarno 

dan Suharto) sama- sama mengingkari kenyataan antropholigis dan Historis 

bangsa Indonesia yang majemuk. Meskipun pengingkaran kedua rezim ini 

memiliki perbedaan.99  

Perbedaan kedua rezim penguasa yakni, dimana pada masa rezim orde 

baru dalam menerjemahkan “persatuan” dan “kesatuan” sebagai 

“penyeragaman” dan “keseragaman”. Melempar dan meminggirkan, bahkan 

pada masa orde baru ini banyak terjadi penindasan dalam berbagai aspek. 

Sedangkan berbagai aspek disitu tidak lain sebenarnya juga harus diakui 

eksistensisnya. Adanya aspek-aspek yang ditindas-bagaimanapun 

keberadaannya memiliki sejarah panjang dan terkait dengan keberadaan dan 

keutuhan bangsa Indonesia secara keseluruhan.100  

Konsep penghubungan kebudayaan dengan sejarah-yang setiap masa 

atau zaman mengalami perubahan atau memiliki perbedaan dari masa satu ke 

masa yang lain juga dialami di Indonesia. Indonesia merupakan negara kaya. 

 
99 Jacobus Ranjabar, “Sistem Sosial Budaya Indonesia”, Suatu Pengantar, Bandung 

Alfabeta 2017, h., 30  
100 Jacobus Ranjabar, “Sistem Sosial Budaya Indonesia”, Suatu Pengantar, Bandung 

Alfabeta 2017, h., 34 
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Sehingga tentu Indonesia memiliki beragam kebudayaan. Adanya 

kebudayaan yang berbeda dari masing-masing daerah tentu memiliki sejarah 

perjalanan akan perkembangannya. Ada budaya yang masih dilestarikan oleh 

masyarakatnya, ada juga budaya yang mati ditelan masa. Hal ini disebabkan 

karena runtuhnya kerajaan yang pernah mengembangkan kebudayaan.101 

Seiring berjalannya waktu setelah runtuhnya kerajaan-kebudayaan 

tersebut tidak lagi dikembangkan oleh pendukungnya. Sehingga menjadikan 

kebudayaan itu mandek dan beku. Kebudayaan Aceh dan Melayu pernah 

menjadi kebudayaan yang memiliki corak kosmopolitan pada masa kejayaan 

Malaka dan Aceh. Hal serupa juga terjadi pada kebudayaan Islam di pesisir 

Jawa, da juga kebudayaan Hindhu Jawa dizaman Majapahit. Kesemua 

kebudayaan itu banyak mengalami pergeseran-yang menjadikan kebudayaan 

berubah menjadi kebudayaan agraris feodal dan menghilangkan corak 

kosmopolitannya. Zaman selalu berubah dan berkembang, oleh sebabnya Ibn 

Khaldun dalam karyanya mengatakan bahwa struktur sosial tunduk terhadap 

hukum perkembangan, saya sangat sepakat dengan Ibn Khaldun. Pada zaman 

modern, kebudayaan dikaitkan dengan kemajuan.  

Semua bentuk eksistensi manusia menjadikan manusia lebih 

bermartabat serta menjadikan manusia berdaulat atas kehidupannya. Manifes 

kebudayaan (1963) yang dicetuskan oleh sejumlah cendekiawan dan seniman 

Indonesia pada zaman tertindasnya demokrasi terpimpin, menghubungakn 

kebudayaan dengan penciptanya perbaikan kondisi hidup masyarakat 

 
101 Alo Liriweri, “Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya”, Lkis, Yogyakarta 

2002: h., 48 
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Indonesia yang memiliki kesanggupan yang tangguh dan mampu mengangkat 

martabatnya ditengah-tengah bangsa yang lain. Pengertian diatas, kebudayaan 

dikaitkan dengan kondisi ideal dan nyata. Digerakkan oleh seperangkat 

pandangan hidup dan suatu sistem yang mampu menghargai pluralisme, 

perbedaan berpendapat, demokrasi, tidak menempatkan hanya satu sektor 

saja, seperti sektor politik dan ekonomi yang mana kedudukan kedua sektor 

tersebut berada lebih tinggi dibanding sektor yang lain.  

Kedudukan agama dan budaya harusnya juga diangkat. Kebebasan dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan menggandeng perdamaian, 

kemajuan, dan kebahagiaan yang bisa dicapai. Sehingga ketika semua aspek 

sama- sama dapat diangkat, tidak timpang, maka Indonesia mampu menjadi 

bangsa yang memiliki mutu kehidupan serta memantapkan nilai-nilai ideal 

yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakatnya. Selain itu bangsa juga 

mampu mengembangkan diri dan jati diri dalam ilmu pengetahuan, falsafah, 

agama, bahasa, seni, dan kesusastraan. Terkait penjelasan Ibn Khaldun 

tentang perkembangan kebudayaan yang terlihat perubahannya bisa dilihat 

dari kebudayaan di kota.  

Hal serupa juga dijelaskan oleh Will Duran-the story of Philosophy-the 

story of civilization. Dimana, kebudayaan dimulai ketika kekacauan, 

pergolakan, dan keresahan telah mereda-yang jika dizaman modern ini telah 

ditransformasikan kedalam karya seni, keilmuan dan falsafah. Sebab, ketika 

manusia merasa aman dan bebas dari rasa takut maka akan timbul dalam diri 

manusia sebuah dukungan untuk mencari berbagai rangsanganalamiah serta 



 

 

72 

 

tidak akan berhenti dalam melangkah dan terus berjalan memahami sebuah 

kehidupan dan mengembangkannya. 
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BAB IV 

PENGARUH PEMIKIRAN IBNU KHLADUN TERHADAP ILMU 

PENGETAHUAN 

A. Pengaruh Ilmu Pengetahuan Islam Menurut Ibnu Khaldun 

Ketahuilah Ilmu-ilmu pengetahuan yang dipelajari manusia dan mereka 

cari di berbagai kotta terbagi dalam dua: pertama, Aqli. Yakni, Ilmu alami bagi 

manusia yang dapat  diperoleh dengan akal dan pemikrannya. Kedua, Naqli. 

Yakni ilmu yang diperoleh dari orang yang mengarjakannya.102 

1. Aqli 

Ilmu-ilmu hikmah dan filsafat. Ilmu ini dapat dipelajari manusia lewat 

akal dan pemikirannya secara natural. Manusia dapat mempelajari berbagai 

tema, permasalahan dan pembuktiannya, dan cara pengajarannya dengan 

wawasan kemanusiannya hingga ia dapat mempelajarinya, mempelajari 

teori-teorinya, dan mendorongnya untuk melakukan koreksi dari kesalahan 

yang ada dengan daya dan kekuatan pemikiranyya. 

2. Naqli 

Ilmu-ilmu yang diajarkan atau ditranspormasikan. Ilmu-ilmu ini 

disandarkan pada informasi dari orang yang diutus untuk 

menyampaikannya. Akal tidak mempunyai tempat dalam ilmu-ilmu ini 

kecuali menarik kesimpulan dari kaidah-kaidah utama untuk cabang-cabang 

permasalahannya. Sebab cabang-cabang permasalahan yang baru terjadi di 

kemudian hari tidak termasuk dalam koridor An-Naql Al-Kulli atau 

 
102 Ibnu Khaldun, The Muqaddimah, 1967, 804 
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transformasi secara total ketika diturunkan. Karenanya, hal ini 

membutuhkan pnyataraan melalui qiyas atau analogi.103 

Jenis jenis Ilmu Naqli sangat banyak. Sebab seoran mukallaf (musilm 

yang berakal dan sudah baliq) berkewajiban mengetahui hukum-hukum Allah 

Awt. yang dibebankan kepadanya dan kepada sesamanya. Hukm-hukum 

tersebut bersumber dan Kitabullah dan Sunnah Rasul-nya, baik dengan teks-

teks yang sudah jelas maupun melalui Ijma’ atau Qiyas. 

Dengan demikian, harus ada upaya untuk menggali dan memahami 

hukum-hukum terkandung dalam Al-Qur’an dengan cara menjelaskan kata-

katanya terlebih dahulu. Inilah yang dikenal dengan nama Ilmu Tafsi. 

Keudian menisbahkan Al-Qur’an dan riwayat-rwayatnya kepada rasulullah 

saw. Yang membawa risalah tersebut dari Allah Swt. mempelajari perbedaan 

riwayat-riwayat para qurra’ mengenai bacannya. Inilah yang dikenal dengan 

denag Ilmu Qiraat.  

Kemudian menisbahkan As-Sunnah kepada pemiliknya, membahas para 

perawi yang mengutip riwayat-riwayat tersebut, memngetahui biografi 

keadilan (integritas) meraka agar hadist-hadist yang mengaku mereka 

riwayatkan dapat dipercaya, dengan cara mengetahui hadist yang harus 

dialamkan ataupun ditinggalkan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah 

diterpakan. Inilah dikenal dengan Ilmu-ilmu Hadist.    

Ilmu-ilmu Naqli ini khusus terdapat dalam islam dan penakluknya, 

meskipun masing-masing agama secaera keseluruhan pasti mempunyai ilmu-

 
103 Ibn Khaldun, The Muqaddimah, 1967, 806-807 
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ilmu semacam ini. Dengan demikian, ilmu-ilmu ini bisa dikatakan milik 

bersama setiap agama dari sisi yang jauh, dimana ilmu-ilmu tersebut 

merupakan ilmu-ilmu syariat yang diturunkan Allah Swt. kepada utusan yang 

menyampaikan syariat tersebut. Namun dari sisi spesifik, Ilmu-ilmu bahasa 

dalam Islam berbeda  dengan semua agama. Sebab syariat Islam menghapus 

syaiat agama sebelumnya. Ilmu-ilmu syariat yang dimiliki agama-agama 

sebelumnya tadak difungsikan, dan bahkan mempelajarinya pun dianggap 

berbahaya. 

Syariat Islam telah melarang umatnya untuk menjadikan kitab-kitab 

Agama terdahulu sebagai pandangan hidup selain Al-Qur’an. 

Rasulullah saw. Bersabda, “jangankan kalian membenarkan Ahli Kitab 

dan janganlah mendustakannya. Katakanlah bahwa kami bermain denag 

kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kalian. 

Tuhan kami dan tauhan kalian satu.”  

Ketika Rasulullah saw melihat Umar bin Al-Khathab membawa 

lembaran Taurat, beliau pun marah hingga kemarahan tersebut terlihat dalam 

gugatan wajahnya. Kemudian beliau bersabda, ‘tidakkah aku telah 

membawakan lembara n putih dan bersih kepada kalian. Demiakian jika 

musa masih hidup, maka tidak ada yng dilakukan kecuali menjadi 

pengikut.”104 

Selain itu, Ilmu-ilmu Naqli dalam syariat Islam ini mendapat tempat 

istimewa yang tak ada bandinagnnya. Masyarakat muslin tidak segan-segan 

 
104 Ibn Khaldun, The Muqaddimah, 1967,.. hlm 807 
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mengeluarkan banyak biaya dan tenaga untuk mempelajari dan 

mengembangkannya. Berbagai istilah diajarkan dan berbagai cabang Imu 

ditekuni sehiangga pada pada akhirnya dipeoleh hasil yang baik dan elok. 

Dalam setiap cabang ilmu terdapat pakar-pakar yang dapat menjadi 

sandaran, situasi, dan kondisi yang kondusif untuk memberikan 

pengajaran.wilayah-wilayah Timur dan Barat dari negeri Islam banyak 

mempelajarinya secara intens. Hal ini akan kami kemukakan lebih lanjut 

dalam pembahasan tentang cabang Ilmu-ilmu Pengetahuan. 

Dewasa ini, pengajaran Ilmu-ilmu Naqli ini mengalami stagnasi di 

Magrib, seiring dengan kemudutran bangunan peradaban di sana dan dan 

terputusnya sanad Ilmu Pengtahuan dan pengajarannya, sebagaimana yang 

talah kami kemukakan. 

Saya tidak tahu apa kehandak Allah Swt. terhadap wilayah-wilayah 

Timur. Yang saya ketahui adalah bahwa perkembangan Ilmu Pengetahuan, 

cakrawala wawasan, dan keseimbangan pengajaran berbagai Ilmu 

Pengetahuan terjadi di sana. Begitu juga dengan berbagai keahlain untuk 

memenuhui kebutuhan pokok, sekunder, dan kemewahan karana 

kemungakaran masyarakat dan kemajuan peradaban, serta adanya upaya 

pemberian bantuan kepada para penuntut Ilmu dewan Wakaf dengan 

menyuplai makanan dari limpahan rezeki yang mereka nikmati.   

B. Diskursus dalam Pengaruh Ilmu Pengetahuan Menurut Ibnu Khaldun  

Pembahasan Ilmu Pengetahuan dan pengaruhnya oleh Ibnn Khaldun 

dalam beberapa tempat tidak terdapat diskursus di dalamnya. Hal ini 
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ditunjukkan melalui penjelasan Ibnu Khaldun yang ringkas terhadap beberapa 

ilmu baik dalam ilmu Naqliyyat maupun Aqliyyat seperti Ilmu Al-Qur’an, 

Ilmu Hadits, ushul-Fiqh Fiqh, Ilmu Faraidh, Ilmu logika, fisika, kedokteran, 

dan ilmu ukur.105 

Memang perlu diakui bahwa dalam cakupan Ilmu Naqliyyat 

mendominasi pemikiran Ibnu Khaldun tidak terdapat diskursus. Bahkan 

dalam beberapa tempat Ibnu Khaldun membahasnya dengan gamblang 

sebatas kulit luarnya saja. Hal ini dapat dimaklumi karena Ibnu Khaldun 

dalam karyanya Muqaddimah Concern terhadap sejarah. Tapi setidaknya 

Ibnu Khaldun memberi catatan bahwa begitu pentingnya ilmu ini bagi umat 

Islam itu sendiri. Ilmu yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun tersebut dalam 

bentuk keahlian bagi setiap individu supaya berguna dalam kehidupan. 

Penggambaran lain juga ditunjukkan oleh  Ibnu Khaldun bahwa seorang 

sosiolog dan sejarawan haruslah menguasai berbagai disiplin Ilmu 

Pengetahuan manusia dalam merumuskan bangunan pemikirannya.106 Tidak 

mungkin menjelaskan sesuatu hanya sebatas zhahir saja tanpa memerhatikan 

berbagai aspek kehidupan manusia. 

Klasifikasi ilmu yang dibuat oleh Ibn Khaldun dalam beberapa cabang  

ilmu  tampak berbeda. Dalam Ilmu Naqliyyat Ibnu Khaldun memasukkan 

Ilmu Kalam dan Ilmu Tasawwuf. Hal demikian memiliki dasar yang jelas 

baginya bahwa pada Ilmu Kalam mengkaji berkenaan dengan Kalam Tuhan 

 
105 Nelvawita Nelvawita, Akselerasi Perkembangan Ilmu Keislaman (Suatu Analisis 

Filosofis), POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam 3, no. 2 (22 Desember 2017): hlm., 249. 
106 Elaheh Kheirandish, Carol Bier, dan Najm al-Din Yousefi,-Sciences, Crafts, and the 

Production of Knowledge: Iran and Eastern Islamic Lands (ca. 184-153 AH/800-1740 CE), Iranian  

Studies41, no. 4 (30 September 2008): hlm 433–36, 
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yang pasti seputaran pemahaman Al-Qur’an dan Hadits. Bagaimana dalam 

memahami sesuatu berdasar nashdan pendekatan yang dilakukan merupakan 

instrumen dalam ilmu ini. Pada Ilmu Tasawwuf juga pemahaman atas Al-

Qur’an dan Hadits dalam praktik hidup. Bagaimana penyucian diri untuk 

sampai pada tingkatan menyerupai Wujud Haqiqi menjadi bagian yang  tidak  

terpisahkan.  Dengan begitu kedua ilmu ini erat kaitannya dengan dalil nash 

sehingga tidak diklasifikasikan sebagai bagian daripada Ilmu Aqliyyat. 

Diskursus yang diberikan oleh Ibnu Khaldun ketika memahami klasifikasi  

ilmunya  ini  adalah  memberikan penjelasan bahwa ilmu-ilmu keislaman 

tidak lepas dari peran akal. Walau jika dilihat bahwa dalam Ilmu Naqliyyat 

mendominasi bahwa juga turut adanya peran akal. Itu semua tergantung dari 

kapasitas dan penggunaan yang tepat dan sesuai dengan tempatnya pula. 

Seperti halnya dalam Ilmu Al-Qur’an, Hadits, Fiqh, Ushul Fiqh, dan Faraidh, 

semuanya memberikan peluang akal untuk menginterpretasinya sesuai 

dengan pemahaman manusia. Batasan yang diberikan juga jelas bahwa 

disilpin ilmu-ilmu tersebut tidak dapat dipahami jauh daripada makna zhahir 

teks. Begitu pula dalam Ilmu Kalam dan tasawuf membuka peluang yang 

sama untuk diinterpretasi oleh akal. Sejauh bagaimana dapat dipahami dan 

dipraktikkan dalam kehidupan.  

Dalam literatur yang lain menyebutkan bahwa klasifikasi ilmu oleh 

Ibnu Khaldun terdiri atas tiga bagian, yaitu pertama, ilmu tradisional yaitu 

ilmu yang berkutat pada sumber ajaran Islam (Al-Qur’an dan hadits), kedua, 

Ilmu Aqliyyatyaitu ilmu yang menggunakan akal pikiran manusia, dan ketiga, 
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ilmu alat yaitu ilmu yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari.107 

Klasifikasi ini menunjukkan nilai kepraktisan atas pembagian ilmu. Pada dua 

klasifikasi pertama dapat dikaji secara teoritis. Namun, pada klasifikasi 

terakhir kelompok ilmu ini tidak hanya dapat dipahami secara teoritis, harus 

juga dipahami secara praktis. Ilmu alat merupakan perwujudan kecakapan 

manusia dalam rangka keberlangsungan hidupnya. Ilmu ini tidak dapat 

dikuasai begitu saja tanpa melihat praktik yang dilakukan di tengah 

masyarakat. 

Itulah mengapa dalam beberapa keahlian utama, ilmu ini diajarkan 

dalam bentuk pendidikan formal dan telah ada sejak zaman dahulu. Karena 

ilmu tidak akan sampai pada sesorang tanpa jalan pendidikan. Akhir dari 

pendidikan tersebut adalah penguasaan diri manusia atas ilmu yang berguna 

demi kehidupan.108  

Apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Ibnu Khaldun dalam klasifikasi 

ilmunya mengenai kebutuhan umat Islam atas ilmu dasar. Meskipun begitu 

perlu adanya pembacaan yang kritis atas wacana yang diberikan dalam 

mengambil makna dari karya besarnya ini. Seperti dalam Ilmu Naqliyyat juga 

memiliki pemahaman yang berbeda. Adanya ambigusitas dalam pemahaman 

Al-Qur’an dan Sunnah dengan beberapa arus pemikiran dalam Islam. Pada 

satu sisi Ibnu Khaldun mengakui bahwa dwi tunggal hukum tersebut adalah 

rujukan pertama umat Islam dalam hal apapun. Masalah berikutnya timbul 

 
107 Shomiyatun Shomiyatun, Konsep Ilmu Dalam Pandangan Islam, Al-Misbah (Jurnal 

Islamic Studies) 5, no. 1 (17 Oktober 2019): hlm., 22–23 
108 T. Saiful Akbar, Manusia dan Pendidikan Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun Dan John 

Dewey, JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran 15, no. 2 (1 

Februari 2015):    230–31, 
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oleh generasi belakangan setelah ditinggal oleh Nabi SAW, sahabat, dan 

tabi’in. Karena pada masa awal, semua perkara akan kembali kepada 

keduanya tanpa ada pertentangan dan perselisihan yang kuat. Berbanding 

terbalik dengan masa kesudahannya. Pemahaman atas dwi tunggal tersebut 

menjadi dasar yang diklaim oleh beberapa kelompok, madzhab, aliran, dan 

sekte sebagai mana mereka  dengan  sistem  mereka tersendiri.109 Dengan 

begitu terdapat perbedaan pandangan atas dwi tunggal sebagai idea of Islam 

dengan Islamic ide yang digagas oleh tiap golongan.  

Problem lainnya yang menjadi perhatian adalah dalam penjelasan Ibnu 

Khladun mengenai ilmu Aqliyyat dalam bentuk ilmu logika dan metafisika. 

Dalam ilmu Aqliyyat yang lain, Ibnu Khaldun tampak menjelaskan ilmu-ilmu 

tersebut sejauh bagaimana perkembangan ilmu tersebut (historis) dan 

pandangan beberapa ilmuwan Islam. Dalam ilmu logika dan metafisika Ibnu 

Khaldun tampak dia tidak concern dalam hal ini.  

Kritik ini banyak dilancarkan dari Barat, bahwasanya Ibnu Khaldun 

bukanlah ahli dalam ilmu logika dan metafisika. Ibnu Khaldun yang 

mengklaim dirinya sebagai penganut logika Aritotelian menyandarkan bahwa 

konsepsi yang ada dalam pikiran hanya dapat dilakukan melalui analogi. Tapi 

dia juga tidak menafikan retorika dalam menyusun persepsi.110 Sebuah 

kekeliruan terjadi di sini. Aliran Aristotelian merupakan aliran logika yang 

menyusun konklusi atas premis-premis yang ada dengan melihat keterkaitan 

 
109 Zaid Ahmad, The Epistemology of Ibnu Khaldun (London and New York: Routledge 

Curzon, 2003), hlm., 58–63. 
110 Norman Madarasz, Rationalist Continuity of the Arab-Islamic Sciences, ‖ The 

European Legacy 11, no. 1 (1 Februari 2006): hlm., 73–77, 
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premis mayor dengan premis minor. Ibnu Khaldun membaca apa yang berada 

dibalik premis tersebut.  

Metafisika yang menjadi kajian kritis atas pemikiran Ibnu Khaldun 

berkenaan dengan keberpihakan Ibnu Khaldun atas teologi Asy‘ariyah. 

Keberpihakan ini semakin jelas dengan adanya bantahan pula oleh Ibnu 

Khaldun yang terpengaruh besar atas karya al-Ghazali dalam Tahafut Al-

Falasifat. Pada satu sisi dijumpai bahwa bangunan filsafat sejarah dan kritik 

sejarahnya, Ibnu Khaldun terpengaruh dengan cara pikir Neoplatonisme. 

Terlebih lagi dalam penerimaannya atas sufisme dalam Islam atas pengaruh 

al-Ghazali pula.111 Ibnu Khaldun juga menerima berbagai kritikan dan 

serangan yang dilancarkan oleh Fakhr al-Din al-Razi atas filsafat dan 

kalam.112 Dengan begitu, oleh sebagian sarjana Barat, mereka tidak 

memasukkan Ibnu Khaldun sebagai filosof golongan manapun dalam 

kaitannya atas berbagai aliran filsafat Islam. Terlebih pada masanya terlalu 

dini untuk menyebutkan bahwa dia mengaut paham wahdatal-wujud Ibnu 

Arabi, bahkan terlalu jauh atas aliran iluminasi Syaikh al-Isyraq.  

Bantahan Ibnu Khaldun yang ditujukan kepada para filosof, setidaknya 

ditemukan oleh peneliti dalam tiga diskursus, yaitu logika, metafisika, dan 

eskatologis.113 Atas berbagai bantahan tersebut, jelas Ibnu Khaldun tidaklah 

mendalami betul akan ilmu-ilmu tersebut. Bahkan penolakan Ibnu Khaldun 

atas para pemikir pra-Islam dan Islam sendiri jelas tidak beralasan. Logika 

 
111 Giovanna Lelli, Neo-Platonism in Ibn Khaldūn‘s Poetics, Al-Masāq 26, no. 2 (4 Mei 

2014): hlm 196–215 
112 Türker, The Perception of Rational Sciences in the ̳Muqaddimah‘: Ibnu Khaldun‘s 

Individual Aptitudes Theory,‖ 478–80. 
113 Khaldūn, Muqaddimat al-ʻAllāmah Ibn Khaldūn, hlm., 514–19. 
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sebagai ilmu yang mengasah ketajaman berpikir itu pada dasarnya didukung 

dalam Islam walau datang kemudian. Kehati-hatian dalam berpikir dituntut di 

sini. Metafisika yang erat kaitannya dengan eskatologis ada dasarnya dalam 

ajaran Islam. Mencapai kebahagiaan adalah akhir dari kehidupan. Oleh filosof 

meyakini bahwa kebahagiaan hanya akan dirasakan oleh ruhani dan proses 

pencapaiannya tidak menafikan kehidupan dunia. Adalah keliru jika para   

filosof Islam meninggalkan Al-Quran dan Hadits dalam bangunan pikiran 

mereka.  

Pembacaan atas pemikiran Ibnu Khaldun tidak saja menggunakan 

metode deduktif-empiris. Melainkan juga harus secara integral dan universal. 

Menempatkan Ibnu Khaldun sebagai seorang filosof tidaklah mudah. Karena 

berbagai kritik diajukan pula oleh Ibnu Khaldun atas disiplin ilmu-ilmu 

keislaman. Fokus pembahasan (pure knowledge) yang dihadapi adalah 

kedudukan Ibnu Khaldun atas berbagai disilpinilmu. Membaca alur pikiran 

Ibnu Khaldun berarti membaca sejarah perkembangan ilmu yang ada di 

dunia. Tidak sedikit yang membawa kebenaran atas ilmu dan tidak menutup 

kemungkinan adanya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami dan 

mengaplikasikan ilmu. Jika dilihat lebih jauh, apa yang sebenarnya dilakukan 

oleh Ibnu Khaldun adalah menempatkan wacana keilmuan berdasarkan ruang 

lingkupnya. Ruang lingkup tersebut menunjukkan corekeilmuan yang 

orientasinya bermanfaat bagi manusia. Tidak salah juga dikatakan bahwa 

klasifikasinya berdasarkan ilmu eksak, sosial, dan humaniora. Adapun ilmu-
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ilmu keagamaan dapat diintegrasikan dalam klasifikasi tersebut sesuai dengan 

keterkaitannya.114  

Sebagai apologi dan khatimah atas Ibnu Khaldun, setidaknya penulis 

memerhatikan (sama seperti sarjana Barat), bahwa Ibnu Khaldun dalam 

bangunan epistemologi ilmunya berdasar pada apa yang disebut dengan 

rasionalitas Ilmu Pengetahuan.115 Kedua jenis bangunan ini dalam rangka 

menjelaskan bagaimana manusia seharusnya membangun peradaban. Ilmu 

pengetahuan, dari mana didapat, dan bagaimana cara mengajarkannya 

merupakan suatu keharusan dan keahlian yang harus dimiliki manusia.116 

Semuanya telah jelas dalam bagian keenam buku Muqaddimah Ibnu Khaldun. 

Keahlian dan kompetensi pedagogik diperlukan dalam membangun peradaban 

(Al-Hadharat Al-Insaniyyat). Segala hal mengenai berbagai kecakapan dan 

keahlian manusia harus berdasarkan Ilmu Pengetahuan. Akhirnya dapatlah 

dikatakan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang filosof bukan hanya sebagai 

sosiolog dan sejarawan saja. 

C. Pandangan Ibnu Khaldun terhadap Ilmu pengetahuan Sosiologi 

1. Ilmu Sosiologi 

Figur paling berpengaruh terhadap perkembangan intelektual Ibn 

Khaldun adalah guru utamanya, Muhammad Ibrahim al-Abili, guru besar 

ilmu-ilmu rasional. Al-Abili membuat Ibn Khaldun menyadari bahwa praktik-

 
114 Nurdin Nurdin, Eksistensi Keilmuan Islam, Dinamika Ilmu 13, no. 1 (15 Juni 

2013): 89 
115 Mahmoud Dhaouadi, The Ibar: Lessons of Ibnu Khaldun Umran Mind, Contemporary 

Sociology 34, no. 6 (2005): 587–88 
116 F. K. Abu-Sayf, Ibnu Khaldun, Society and Education, Journal of Thought 10, no. 2 

(1975): 143–50. 
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praktik pengajaran tertentu justru merugikan proses transmisi pengetahuan: 

penyebarluasan buku bacaan bisa berdampak negatif bagi penyajian ilmu 

pengetahuan; ketersediaan buku tidak memadai untuk pemerolehan ilmu, 

orang tetap memerlukan perjalanan, menemui para pakar dan belajar dibawah 

petunjuk mereka; ketersediaan buku ringkasan tidak dapat menyingkap hal-hal 

untuk dipelajari secara mendalam, sungguh penting untuk mencari ilmu dari 

sumber-sumber aslinya secara langsung (Alatas, 2017:18). Hal ini yang 

mendasari pembangunan dan gagasan pendidikan menurut Ibnu Khaldun yang 

ditulis dalam Muqaddimah-Nya.117  

Setelah itu, perjalanan hidup beliau mulai memasuki dunia 

ketatanegaraan dengan menjadi sekertaris pribadi sultan abu ishaq 751 H/1350 

M, dan pada tahun 755 H/1354 M diangkat oleh sultan Abu Enan sebagai 

sekertaris dan pengurus rumah tangga istana. Setelah kerajaan Sultan Abu 

Enan runtuh beliau tinggal di afrika utara (Maroko) dan Andalusia (Spanyol) 

sebagai penasehat raja, kurang lebih selama 15 tahun.  

Salah satu perjalanan hidup beliau yang paling menarik adalah 

pertemuan dengan Timur Leng. Menurut Alatas. Saat Timur Leng berhasil 

merebut suriah dan Aleppo, Penduduk mesir sangat ketakutan sehingga 

menghimpun kekuatan dibawah kepemimpinan sultan al-Tahhir al-Barquq 

untuk mengusir bangsa Tartar.  

Ibnu khaldun juga ikut berperang atas dasar permintaan sang sultan. 

Karena setelah peperangan antara Mesir dengan Timur Leng di Damaskus 

 
117 Khaldun, I. “Mukaddimah Ibnu Khaldun”. Pustaka Al Kautsar I 2016: Jakarta Timur. 
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pada Maulud 803H/ 5 oktober 1400 M, mereka bercakap-cakap cukup lama; 

antara Timur Leng bertanya tentang pekerjaan Ibnu khaldun, tentang sejarah 

afrika utara, dan karena Timur Leng terkesan dengan pengetahuan Ibnu 

Khaldun memerintahkannya menulis sejarah Afrika Utara. Ibnu khaldun 

menjelaskan pandangannya tentang kebangkitan dan keruntuhan negara, ia 

juga mendiskusikan penyerahan damaskus,  

karena setelah pertemuan bersejarah ini damaskus menyerah. Setelah 

selesai menulisnya ibnu khaldun menyerahkan sejarah tentang Afrika Utara 

yang diserahkan kepada Timur Leng dalam bentuk sebelas buku kecil. Ibnu 

Khaldun juga menyerahkan hadiah kepada Timur Leng berupa Al-Qur‟an 

yang Indah, sajadah, salinan kitab Burdah (kitab yang berisi syair tentang 

pujian/sholawat kepada Nabi Muhammad SAW Syair tersebut dicipkan oleh 

Imam Al Busyiri dari mesir, di Indonesia Burdah sering dilntunkan oleh kaum 

Nahdiyin), dan makanan Mesir. 

Setelah berumur 45 tahun beliau memutuskan untuk menyendiri dan 

berhenti dari berkecimpung di dunia politik. Secara menakjubkan beliau 

berhasil menyelesaikan karya pertamanya yaitu Muqaddimah pada 

pertengahan 779 H/1377 M, hanya dalam waktu 5 bulan. Setelah itu beliau 

hijrah ke mesir dengan tujuan berhaji 784-808H/1382-1406 M, selain itu 

alasan hujrahnya adalah peradaban ilmu pengetahuan di mesir yang sangat 

didukung oleh sang sultan. Sebelum hijrah ke mesir beliau telah selesai 

merampungkan karya pertamanya yaitu muqaddimah, oleh karena itu saat 
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hijrah kemesir beliau sudah sangat dikenal oleh mahasiswa, dosen, dan sultan. 

Di Mesir Ibn Khaldun dijadikan hakim dan Dosen oleh sang Sultan.  

Posisi intelektual Ibn Khaldun dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan menurut Jurdi (2012: 40) merujuk kepada wahyu yang menjadi 

sumber utama untuk memperoleh pengetahuan. Khaldun memadukan 

pendekatan ilmu pengetahuan dengan agama atau antara wahyu dan ilham 

sebagai sumber ilmu pengetahuan, tradisi ini dapat di sebut sebagai upaya 

dalam menjelaskan epistemologi islam. Beliau membangun jenis ilmu yang 

sepenuhnya baru, yang disebutnya sebagai ilmu masyarakat-manusia („ilm al-

ijtima‟ al-insani) atau ilmu organisasi-sosial manusia („ilm „al umran al-

basyari).  

Ilmu masyarakat manusia (‘Ilm Al-Ijtima’ Al-Insani) atau ilmu 

organisasi-sosial manusia (‘Ilm’ Al Umran Al-Basyari) Menurut Ibnu Khaldun 

dalam Alatas (2017:76) Masyarakat manusia itu niscaya, Mengatakan bahwa 

masyarakat manusia niscaya berarti juga mengatakan manusia secara kodrati 

bersifat polits dan bahwa mereka tidak dapat dipisahkan dengan sejenis 

organisasi sosial yang dalam istilah filosofis disebut sebagai polis (madinah). 

Inilah makna organisasi sosial (‘umran) mereka tidak mampu memenuhi 

kebutuhannya sendiri secara individual, mereka didorong untuk berkerjasama 

agar kebutuhannya terpenuhi, dan manusia juga harus bersatu demi 

mempertahankan diri. Manusia terpengaruh secara fisik, psikologis, dan sosial 
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oleh lingkungan fisik, dan Manusia terhubung dengan dunia spiritual, yang 

berada di luar persepsi indra.118 

Karya besar Ibn Khaldun adalah Kitab Al Ibrar dan At-Ta‟rif (auto 

biografi ibn khaldun yang ditulis oleh ibn khaldun sendiri). Kitab Al-Ibrar 

terdiri dari 7 Jilid/Bab, Jilid pertama adalah Muqaddimah; disana dijelaskan 

mengenai Assabiyah yang di dalamnya dijelaskan secara detail Leng selama 

lebih dari satu bulan tetapi tidak ada pihak yang menang secara mutlak, Ibn 

khaldun akhirnya menemui Timur mengenai masyarakat Badui (Beduouin) 

dan Hadar (Sedentary Society). Ibnu khaldun memberi nama kajian mengenai 

kesukuan tersebut ‘Ilm Al-Umran. Pada Jilid ke 2-5 adalah tentang sejarah 

bangsa arab, sedangkan jilid ke 6-7 adalah sejarah bangsa barbar dan suku-

suku lainnya.  

Masyarakat nomaden (Badui) sama seperti halnya masyarakat menetap 

membentuk sebuah kelompok alami. Ragam mata pencaharian mempengaruhi 

keadaan masyarakat. Mereka yang berkerja dengan cocok tanam atau 

berternak tinggal di daerah gurun. Organisasi sosial mereka sekedar 

memenuhi kebutuhan untuk hidup secara subsisten. Jika ada peningkatan 

kemakmuran mereka mulai hidup diatas level subsisten. Mungkin membangun 

kota, mengembangkan seni kuliner, seni murni, seni arsitektur, serta 

menikmati kemewahan dan kenyamanan yang besar. Orang nomaden lebih 

baik atau lebih bermoral dari pada orang yang hidup menetap (Hadar). 

Alasannya jiwanya yang alami lebih mudah meresap kebaikan atau 

 
118 S.F Alatas, “Ibnu Khaldun Biografi Intelektual dan Pemikiran Sang Pelopor 

Sosiologi”. Mizan: 2017 Bandung. 
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keburukan, bergantung mana yang lebih berkesan dan berpengaruh. jiwa 

orang menetap mengenal kejahatan lebih awal karena mereka lebih terbuka 

terhadap kemewahan dan sukses duniawi. Orang nomaden lebih pemberani, 

gaya hidup bermukim orang yang menetap cenderung malas dan santai, 

mereka bergantung pada otoritas penguasa untuk perlindungan. 

Berikut merupakan Tipologi dualistik khaldunian dengan sosiolog 

barat menurut Dhaouadi dalam Pribadi (2014:21): 

  

No Tokoh Sosiologi Jenis Tipologi Dualistik 

1 Ibnu Khaldun Beduoin/Sedentary Society (Badui Habar) 

2 Tonnis Gemeinschft/Gesellschalf Sosciety 

3 Durkheim Mechanic/Organic Solodarity Society 

4 Colly  Primary/Secondary group Society 

5 Redfield Folk/Urban Society 

6 Howard Backer Secred/Modern Society 

7 D.Lerner Traditional/Modern Society 

8 Persons  Pattrern Variables (Particularism/Univesalism 

Oriented Society) 

 

Selain badui dan hadar Ibnu Khaldun juga membahas mengenai konsep 

Asabiyyah/ Solidaritas Sosial Masyarakat/ Perasaan Kelompok/ Loyalitas 

Kelompok. Menurut ibnu khaldun Assabiyah adalah sebuah perasaan tentang 

kesamaan dan kesetiaan kepada sebuah kelompok yang terutama dibangun 
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berdasarkan ikatan darah. Memang ada tiga jenis hubungan yang membentuk 

Asabiyyah: Hubungan darah (Shilat al-rahim), Hubungan patron-klien (wala), 

Dan aliansi (hilf).  

Assabiyah ditentukan dari unsur mana yang lebih dominan dari tiap-tiap 

unsur, ikatan darah merupakan Asabiyyah yang paling kuat dan terpercaya 

serta menciptakan solidaritas yang kuat. Namun, ketika unsur kekeluargaan 

melemah maka hubungan patron-klien dan afiliasi/aliansi bisa menjadi unsur-

unsur dominan dalam hubungan kelompok, mengangkat bentuk Asabiyyah 

yang lebih lemah. Kepemimpinan sebaiknya dari keturunan yang sama dan 

memiliki perasaan kelompok yang unggul/besar. Sehingga setiap anggota 

kelompok bersedia untuk mengikuti dan mematuhinya.  

Selain itu Ibnu Khaldun Juga merumuskan Teori Kebangkitan dan 

kemerosotan negara (Muqaddimah, 2016 ;10-11): Pertama, Tahap pendirian 

negara; tahap untuk mencapai tujuan, penaklukan, dan merebut kekuasaan. 

Negara tidak akan tegak kecuali dengan adanya Asabiyyah. Kedua, Tahap 

memusatkan kekuasaan; memonopoli kekuasaan dan menjatuhkan 

anggotaanggota Asabiyyah dari roda pemerintahan. Ketiga, Tahap kekosongan; 

Tahap untuk menikmati buah kekuasaan seiring dengan watak manusia, seperti 

mengumpulkan kekayaan, mengabadikan peninggalan-peninggalan dan meraih 

kemegahan. Keempat, Tahap ketundukan dan kemalasan; negara dalam 

keadaan statis, tidak ada perubahan apapun. Kelima, Tahap foya-foya dan 

penghamburan kekayaan; negara telah memasuki masa ketuaan dan telah 
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diliputi penyakit kronis yang tidak dapat dihindari dan akan menuju 

keruntuhan.  

2. Peletak Dasar Sosilogi 

  Ibnu Khaldun bukan hanya seorang filosuf, melainkan juga sosiolog, 

politikus dan ahli sejarah.119 Sosiologi menurutnya merupakan sarana untuk 

memahami sejarah dan kondisi sosial masyarakat pada suatu generasi, proses 

perubahan dalam suatu masyarakat, faktor dan pengaruhnya dalam peta 

peradaban suatu bangsa.  

Dalam konteks sosiologi, Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 

tiga tingkatan: pertama, masyarakat primitif (wahsy), dimana mereka belum 

mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah dan hidup secara liar. Kedua, 

masyarakat pedesaan, hidup menetap walaupun masih sederhana. Mata 

pencaharian mereka dari pertanian dan peternakan. Dalam kelas ekonomi 

mereka dibagi menjadi tiga, yaitu: petani, penggembala sapi dan kambing serta 

penggembala unta. Sedangkan yang ketiga, masyarakat kota. Masyarakat ini 

menurutnya sebagai masyarakat berperadaban, di mana mata pencahariannya 

dari perdagangan dan perindustrian. Tingkat ekonomi dan kebudayaan cukup 

tinggi, mampu mencukupi kebutuhannya bukan hanya kebutuhan pokok, 

melainkan juga kebutuhan sekunder dan mewah.120  

Ibnu Khaldun menyebutkan moral badui dan berperadaban terbagi ke 

dalam dua macam; datang secara alami dan muncul dengan direkayasa. 

Menurutnya, masyarakat badui lebih memiliki sifat pemberani ketimbang 

 
119 Ibid., hlm. 390-391. 
120 Ibid., hlm.120 
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kalangan masyarakat kota. Sebab utamanya, masyarakat kota banyak 

menikmati ketenangan, beristirahat, tenggelam dalam kenikmatan dan 

bermewahmewahan. Generasi demi generasi telah lahir dari kedua orang 

tuanya, baik lelaki atau wanita. Anak lelaki mengikuti kebiasaan bapaknya, 

sedangkan yang wanita mengikuti ibunya. Sementara masyarakat badui kurang 

mengadakan perkumpulan dalam sebuah komunitas, mereka melakukan 

pertahanan terhadap diri mereka sendiri, tidak mengandalkan orang lain, dan 

condong menggunakan senjata.  

Ibn Khaldun menganalisa juga tentang “pengaruh iklim terhadap moral 

manusia.” Wilayah yang diduduki oleh orang-orang dengan udara panas seperti 

Sudan dan negara Arab, biasanya mereka kurang berhati-hati dan banyak 

bergembira. Begitu juga dengan masyarakat yang berasal dari teluk. Sedangkan 

penduduk yang wilayahnya kering biasanya mereka mempunyai tabiat selalu 

merasakan kesedihan. Sebab utamanya, kemungkinan masih menurut 

pandangannya karena mereka tinggal di wilayah dan daerah yang iklimnya bisa 

mempengaruhi moral mereka.  

Ketika menganalisa struktur masyarakat, ia membaginya dalam tiga 

format, yaitu: bangsa Arab, Barbar dan ‘Ajam. Dari tiga struktur tersebut, ia 

menempatkan bangsa Arab pada masyarakat pedesaan yang primitif, karena 

mereka hidup sebagai penggembala unta yang harus berpindah-pindah.121 

Maksud Arab ini konotasinya lebih dekat ke pemaknaan badui. Mereka 

 
121 Ibid, hlm. 121. 
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terbiasa mempertahankan diri dari musuh dan tantangan yang setiap saat 

menghantui. Begitu juga dengan alam yang tidak bersahabat.  

Mereka tidak pernah melepaskan senjatanya, karena setiap saat bahaya 

akan mengancam. Dengan pengalaman ini, bangsa Arab menurut Ibnu Khaldun 

mampu merebut kekuasaan dari pihak lain dengan ‘ashabiyahnya. Namun, 

kekuasaan ini cepat lepas karena kondisi mereka yang berpindah-pindah. 

Padahal, kekuasaan itu bisa dipertahankan melalui dukungan solidaritas dari 

golongannya yang terus membantu dan membelanya dalam setiap waktu. Hal 

ini sulit diperoleh karena setiap waktu, sebagai penggembala, mereka dituntut 

untuk berkelana.  

Kondisi di atas, menurut Ibnu Khaldun semakin lama mengalami 

pergeseran, dengan bergantinya waktu. Struktur masyarakat Arab juga 

mengalami perubahan berdasarkan perubahan orientasi dan sosiologi, 

sebagaimana yang dianalisa oleh Mahmûd Isma’il, dalam bukunya Sosiologiy 

al-Fikr al-Islâmy. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat, bukanlah 

merupakan pengaruh dari luar, melainkan merupakan reaksi yang timbul dalam 

intern masyarakat yang menjadi tabiatnya. Menurutnya, akar sosiologi Arab 

dapat ditelusuri dari tiga fase dan struktur sosial yang merupakan bentangan 

sejarah Arab klasik, sebelum masa kenabian. Ketiga struktur ini nantinya akan 

mempengaruhi wacana pemikiran sesudahnya.122  

1. struktur rohaniawan.  

 
122 Mahmûd Isma’il, Sosiolojia al-Fikr al-Islâmy; Muhawalah Tandzir, Dar ats-

Tsaqâfah, Cairo, 1988, hlm. 46-77. 
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Kelompok ini hidup dan berkembang di daerah gurun. Mereka sangat fasih 

melantunkan syair-syair Arab. 

2. struktur feodalisme  

yang dimulai sejak 1300-527 SM. Dari tinjauan sejarah, struktur ini 

merupakan generasi pertama yang telah mengalami perubahan. Perubahan 

dari rohaniawan ke feodalisme ditandai dengan tumbuhnya solidaritas 

Arab, seperti negeri Qitban, Muayan, Saba’ dan negeri Hamir. Namun 

pengaruh dari perubahan ini menjadikan negeri-negeri yang pada mulanya 

bekerja sama dalam hal pengairan, selanjutnya berangsur menjadi 

kekerasan. Kelompok yang kuat menindas yang lemah, yang kaya memeras 

yang miskin dan sejak saat itulah mereka terbagi dalam kasta. Tanah-tanah 

pertanian dibagikan kepada para pemimpin sector wilayah.  

3. struktur borjuisme 

Di antara indikasi yang dipandang representatif untuk menggambarkan 

kehidupan kaum borjuis Arab saat itu, antara lain, lukisan yang tertera pada 

mata uang. Lukisan tersebut meliputi nama-nama raja, kota dan lambang 

kebesaran. Menurut para sosiolog, lukisan namanama raja menunjukkan 

bahwa masyarakat Arab pra-kenabian dikelompokkan dalam dua kategori 

besar, yaitu: kelompok yang berpegang pada agama, tetapi cenderung 

berperilaku sekuler dan kelompok yang cenderung sekuler an sich. Contoh 

formulasi yang kedua ini adalah negeri Saba’. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian di atas, maka 

dihasilakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abd al-Rahman bin Muhammad bin 

Mohammad bin Hasan bin Jabar bin Mohammad bin Ibrahim bin Abd al-

Rahman bin Khaldun. Dia dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara, pada tahun 

732 H atau 1332 M, dari keluarga pendatang dari Andalusia, Spanyol 

Selatan, yang pindah ke Tunisia pada pertengahan abad VII H. Asal 

keluarga Ibnu Khaldun yang sesungguhnya dari Hadramaut, Yaman 

selatan. Nama Ibn Khaldun diambil dari nama kakeknya yang kesembilan, 

Khalid bin Utsman. Kakeknya ini merupakan pendatang pertama dari 

keluarga di Andalusia. Sebagai anggota pasukan Arab penakluk wilayah 

bagian selatan Spanyol. Khalid kemudian lebih terkenal dengan panggilan 

Khaldun sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi penduduk Andalusia 

dan Afrika Barat Laut waktu itu, yakni penambahan pada akhir nama 

dengan “un” sebagai pernyataan penghargaan kepada keluarga 

penyandangnya, dengan demikian Khalid menjadi Khaldun. 

2. Para pemikir Islam jauh sebelum Ibnu Khaldun telah membuat klasifikasi 

atas berbagai disiplin keilmuan yang berkembang. Mereka semua tertuju 

dalam dua klasifikasi ilmu induk, yaitu al-‘ulum al-naqliyyatdan al-‘ulum 

al-‘aqliyyat. para tokoh besar yang mengklasifikasikan ilmu sebagaimana 
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kedua hal tersebut adalah Ibnu Arabi, al-Suhrawardi al-Maqtul, dan Mulla 

Shadra. Adapun tokoh kontemporer yang secara khusus mengkaji hal 

tersebut adalah Mehdi Ha‘iri Yazdi. para tokoh besar yang 

mengklasifikasikan ilmu sebagaimana kedua hal tersebut adalah Ibnu 

Arabi, al-Suhrawardi al-Maqtul, dan Mulla Shadra. Adapun tokoh 

kontemporer yang secara khusus mengkaji hal tersebut adalah Mehdi 

Ha‘iri Yazdi. Kendati demikian, para pemikir Islam berusaha 

mengembangkan berbagai disiplin ilmu tersebut menjadi sebuah disiplin 

ilmu yang mapan dengan paradigmanya yang diakui secara universal. 

Karena sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang lahir harus berasal dari 

sebuah sistem ilmu pengetahuan yang baku, sistematis, metodis dan 

universal. Paradigma yang dibangun harus menunjukkan bahwa kebenaran 

ilmu pengetahuan yang relatif tersebut harus bersesuaian dengan 

masyarakat ilmiah yang mengakuinya. Maka ilmu pengetahuan dengan 

berbagai cakupannya harus dapat sesuai dengan perkembangan zaman. 

3. Dewasa ini, pengajaran Ilmu-ilmu Naqli ini mengalami stagnasi di 

Magrib, seiring dengan kemudutran bangunan peradaban di sana dan dan 

terputusnya sanad Ilmu Pengtahuan dan pengajarannya, sebagaimana yang 

talah kami kemukakan. Saya tidak tahu apa kehandak Allah Swt. terhadap 

wilayah-wilayah Timur. Yang saya ketahui adalah bahwa perkembangan 

Ilmu Pengetahuan, cakrawala wawasan, dan keseimbangan pengajaran 

berbagai Ilmu Pengetahuan terjadi di sana. Begitu juga dengan berbagai 

keahlain untuk memenuhui kebutuhan pokok, sekunder, dan kemewahan 
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karana kemungakaran masyarakat dan kemajuan peradaban, serta adanya 

upaya pemberian bantuan kepada para penuntut Ilmu dewan Wakaf 

dengan menyuplai makanan dari limpahan rezeki yang mereka nikmati. 

B. Implikasi 

Ibnu Khaldun adalah sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal 

Al-Qur’an sejak usia dini. Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai ahli politik 

Islam dan bapak ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang 

teori ekonomi yang logis dan realistis juga dikemukakannya sebelum Adam 

Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-

teori ekonominya bahkan letika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya 

sudah menyebar kemana-mana.  

Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya 

yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang 

dikenalnya dengan Ilmu Pengetahuan yang luas serta ia hidup di tengah-

tengah mereka dalam penggambarannya yang luas pula.  

Selain itu dalam tugas-tugas yang diembannya penuh dengan berbagai 

peristiwa, baik suka dan duka. Ia pun pernah menduduki jabatan penting di 

Fez, Granada, dan Afrika Utara serta pernah menjadi guru besar di 

Universitas Al-Azhar, Kairo yang dibangun oleh Dinasti Fathimiyah. Dari 

sinilah ia melahirkan karya-karya yang monumental hingga saat ini nama dan 

karyanya harum dan dikenal diberbagai penjuru dunia.  
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Salah satu karnyanya yang paling monumental adalah kitab Al-‘Ibar 

wa Diwanul Mabtada’ awil Khabar fi Ayyami ‘Arab wal ‘Ajam wal Barbar 

wa Man ‘Asharahum min Dzawis Sulthan Al-Akbar dan kitab Muqaddimah. 
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