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 ى
 

Ya 
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ye 
 

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

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

Nama 

 
Huruf Latin 

 
Nama 

 
Tanda 

 fath}ah 

 
a a  َا 

 
kasrah 

 
i i  َا 

 
d}ammah 

 
u u  َا 
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Tanda 

 

fath}ah  dan ya >’ 
 

ai a dan i  َْػى 
 

fath}ah dan wau 

 
au a dan u 

 
 ػوَْ 

 

Nama 

 
Harakat dan 
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Huruf dan  

Tanda 
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ْى ْاْ|ْ...َْ َْ... 
 

d}ammah dan wau 

 
 ػػُػو

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 

 
i> i dan garis di atas 
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 ػػِػػػى
 



 

 

x 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan ,( ــّ 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Tesis ini berjudul ‘Masa Depan Filsafat Islam Pasca Ibnu Rusyd’. Dengan 

latar belakang masalah bahwa wafatnya Ibnu Rusyd merupakan awal kematian 

Filsafat Islam adalah anggapan sebahagian ummat Islam. Dalam rangka menjaga 

pembahasan agar tidak keluar dari topic pembahasan, maka penulis merumuskan 

batasan masalah, yaitu pertama, bagaimana latar belakang munculnya 

rekonsiliasi filsafat dan agama menurut Ibnu Rusyd? Kedua, bagaimana 

rekonsiliasi filsafat dan agama perspektif Ibnu Rusyd? dan ketiga, bagaimana 

masa depan Filsafat Islam Pasca Ibnu Rusyd? 

Metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah Library research, 
sehingga sumber data diambil dari kitab-kitab atau karya tokoh yang diteliti 

sebagai data primer dan kitab-kitab atau karya tokoh atau peneliti setelahnya 

sebagai data sekunder atau penunjang.Hasil penelitian penulis setelah meneliti 

beberapa kitab rujukan, baik yang primer maupun sekunder adalah:  

Pertama; bahwa Ibnu Rusyd lahir pada tahun 520H. Nama lengkapnya adalah 

Abu> al-Wali>d Muh{ammad Ibnu Ah{mad Ibnu Muh}ammad Ibnu Ah{mad Ibnu 

Rusyd yang dikenal di Eropa pada zaman pertengahan dengan sebutan Averrois. 
Ia berasal dari keluarga ulama yang memiliki pengetahuan luas, terutama dalam 

hukum Islam. Neneknya dikenal sebagai ulama fiqhi dalam Mazhab Ma>liki> dan 

pernah menjadi Hakim Agung Cordova. 

 Kedua; setelah membaca kritikan-kritikan terhadap filsafat terutama dari al-

Ghaza>li>, ia melakukan rekonsiliasi antara agama dan filsafat yang pada intinya ia 

mengatakan bahwa baik filsafat maupun agama, keduanya membawa kebenaran, 

kebenaran filsafat bersumber dari rasio murni atau akal dan kebenaran agaman 

bersumber dari wahyu Allah. Asas-asas rekonsiliasi Ibnu Rusyd diantaranya 

adalah bahwa mempelajari filsafat adalah perintah agama yang diperkuat oleh al-

Qur’a>n, dan nas}-nas} itu memiliki makna eksoteris dan esoteric serta ta’wi>l itu 

adalah suatu keharusan dalam agama. Dan yang boleh melakukan ta’wi>l itu 

adalah ahli burha>n. 

Ketiga; Beberapa dasawarsa setelah kematian Ibnu Rusyd,  adanya mindset 
sebahagian orang yang menganggap bahwa pasca-Ibnu Rusyd atau wafatnya Ibnu 

Rusyd seiring dengan matinya tradisi kefilsafatan di dunia Islam, ternyata keliru. 

Hal ini terbukti dengan munculnya para filosof Muslim sesudahnya seperti 

Suhrawardi al-Maqtu>l dengan filsafat iluminasi (H{ikmah al-Isyra>qiyah), Mulla 

Shadra dengan kearifan puncaknya (H{ikmah al-Muta’a>liyah), Muh}ammad Baqir 

a-S}adr,Mehdi Ha’iri Yazdi dan masih banyak lagi yang peneliti tidak sebutkan 

karena keterbatasan waktu. 

 Kejeniusan dan kepiawaian Ibnu Rusyd bukan berarti bahwa ia tanpa cela. 

Hal ini terbukti dengan disamping pujian-pujian yang diterimanya, juga tidak 

sedikit yang memberikan kritikan dan kecaman. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Pemikiran manusia melampaui perjalanan sejarah. Di mana pun ia, pemikiran 

merupakan ciri yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Di mana pun kakinya 

dipijakkan, pemikiran dan pemahamannya senantiasa dibawanya. Tidak ada 

informasi pasti dan jitu mengenai pemikiran-pemikiran tak tertulis manusia, kecuali 

dugaan-dugaan para arkeolog berdasarkan pada peninggalan-peninggalan yang 

mereka temukan kembali. Bagaimanapun, penulisan pemikiran terjadi jauh setelah 

kafilah sejarah manusia berjalan, pada saat bahasa tulisan ditemukan. 

Para sejarahwan filsafat percaya bahwa bunga rampai pemikiran paling kuno 

yang murni atau sebagian besarnya filosofis berasal dari kalangan bijak Yunani, kira-

kira enam abad sebelum kelahiran al-Masih a.s. Para sejarahwan juga menyebutkan 

nama-nama mereka yang berupaya mengenal wujud, permulaan dan keberakhiran 

alam raya. Untuk merumuskan kemunculan dan perubahan berbagai wujud, mereka 

mengungkapkan beragam pandangan yang kadangkala bertentangan. Pada saat 

bersamaan, mereka tidak menutupi bahwa butir-butir pemikiran mereka lebih kurang 

dipengaruhi oleh kepercayaan dan kebudayaan agama Timur. Pada akhirnya, 

atmosfir Yunani yang terbuka untuk perbincangan dan perdebatan pada masa itu 

memuluskan landasan bagi perkembangan pemikiran kefilsafatan. Kawasan itupun 

berubah menjadi lahan pemeliharaan filsafat.
1
 

                                                           

 
1
Lihat Muh}ammad Taqi> Mishba>h} Yazdi>, Philophical Intructions: An Introduction to 

Contemporary Islamic Philosophy. Diterjemahkan dari bahasa Persia ke bahasa Ingris oleh 

Muh}ammad Legenhausen dan ‘Azi>m Sarvdalir dan dengan merujuk pula pada terjemahan Arabnya  

al-Manha>j al-Jadi>d fi> Ta’li>m al-Falsafah (Mu’assasah al-Nasyr al-Isla>mi>,1407). Kemudian 

diterjemahkan kembali kedalam bahasa Indonesia Buku Daras Filsafat Islam  oleh Musa Kazhim dan 

Saleh Baqir. (Cet. I; Bandung : Mizan, 2003), h. 3-4. 
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Kebesaran filsafat Yunani Kuno sampai dengan filsafat mistik 

Neoplatonisme dapat dikenal luas, langsung atau tidak langsung adalah berkat 

peranan para filosof Islam. Sebab sejarah telah mencatat bahwa pada abad IX sampai 

abad XII Islam telah mengalami zaman keemasan,dan pusatnya adalah di Baghdad 

dan Cordova.
2
 

Filasafat pindah ke tangan orang Arab setelah Islam sebagai agama yang baru 

muncul kembali kala itu mengantarkan mereka ke dalam kehidupan baru, dan 

mengangkat derajat mereka dari ruang lingkup kesukuan yang sempit di 

semenanjung Arabiah ke cakrawala kemanusiaan yang luas.
3
 Masa dimana mereka 

dikotak-kotakkan oleh perbedaan dan ego kesukuan yang mengantarkan mereka ke 

dalam perang yang berkepanjangan. 

Memang dalam dunia Islam ada agamawan yang bisa mengikuti 

perkembangan zaman, bahkan mendahuluinya, dan membela kebebasan berfikir. 

Akan tetapi terdapat pula ulama-ulama yang membeku dan menolak pemikiran baru 

dan berharap akan dapat menghentikan dunia sekelilingnya yang selalu mungkin 

bergerak dan maju karena mereka tidak bisa menerima pikiran-pikiran baru yang 

berlainan, dan sikap mereka nampak jelas.
4
 Dan yang paling banyak mendapatkan 

kecaman dan sorotan dari mereka adalah kaum filosof dan segala sesuatu yang 

bertalian dengannya. 

Serangan-serangan yang ditujukan kepada kaum filosof sangat keras, bahkan 

                                                           

 
2
Lihat Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1996), h. 3. 

 
3
Lihat Ah}mad Fuad al-Ahwa>ni>, Islamic Philosophy, diterjemahkan oleh Pustaka Firdaus: 

Filsafat Islam (Cet. VII; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 5. 

 
4
Lihat Ah}mad H}ana>fi, Pengantar Filsafat Islam (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 

19. 
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sebagian dari mereka mengharamkan pemikiran mereka secara mutlak begitu pula 

ilmu Mantiq (logika) yang merupakan cabang dari filsafat juga tidak luput dari 

kritikan mereka. Karena menurut mereka, filsafat dan apa yang berkaitan dengan. itu 

akan mengantar kepada kekafiran. Salah satu ulama yang secara tegas menyerang 

filsafat adalah Ima>m al-Ghaza>li> (1059-1085)
5
,  dengan kritikannya terhadap filsafat 

yang ia tulis dalam bukunya Taha>fut al-Fala>sifah, dan menganggap sebahagian 

filosof sebagai ahli bid’ah, dan mengkafirkan mereka pada tiga persoalan. Persoalan 

yang dimaksudkan al-Ghaza>li>> adalah : 

1. Kekalnya(Qadim) Alam (tidak bermula) 

2. Keabadian (Aba>diyah) alam, masa, dan gerak. 

3. sesungguhnya Allah adalah pencipta alam dan sesungguhnya alam adalah 

produk ciptaan-Nya, ungkapan ini bersifat metaforis. 

4. Demonstrasi/pembuktian mereka tentang eksitensi penciptaan alam. 

5. Demonstrasi/pembuktian mereka dengan argumen rasional bahwa Tuhan itu 

satu dan tidak mungkinnya pengandaian Tuhan (wa>jib al-wuju>d). 

6. Penolakan akan sifat-sifat Tuhan. 

7. Kemustahilan konsep genus (jins) kepada Tuhan. 

                                                           

 
5
Nama lengkap Ima>m al-Ghaza>li>  adalah Abu>> H}ami>d bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Ah}mad  

al-Ghaza>li> , yang bergelar hujjatul Isla>m, lahir tahun 450 H./1059 M. di Tus, suatu kota kecil di 

Khurasan (Iran). Kata-kata al-Ghaza>li>  kadang-kadang diucapkan al-Ghazza>li> (dengan dua z). Kata al-
Ghaza>li diambil dari kata Ghazza>l, artinya tukang pemintal benang, karena pekerjaan ayah al-Ghaza>li>  

ialah memintal benang wol, sedang kata al-Ghaza>li> dengan satu huruf z, diambil dari kata Ghaza>lah, 

nama kampung kelahiran al-Ghaza>li. Dan sebutan yang terakhir ini yang paling banyak dipakai. Al-

Ghaza>li sendiri wafat tahun 478 H./1085 M.  Ibid, h. 135. 
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8. wujud Tuhan adalah wujud yang sederhana, wujud murni, tanpa kuiditas atau 

esensi (Ma>hiyah).  

9. Argumen rasional bahwa Tuhan bukan tubuh (Jisim). 

10. Argumen rasional tentang sebab dan penciptaan alam (hukum alam tak dapat 

berubah). 

11. Demonstrasi/pembuktian mereka dengan mengatakan pengetahuan Tuhan 

selain diri-Nya. 

12. Demonstrasi/pembuktian bahwa Tuhan mengetahui diri-Nya sendiri. 

13. Tuhan tidak mengetahui perincian segala sesuatu (Juz’iyya>t). 

14. Sesungguhnya dunia adalah hewan (makhluk hidup) dan mematuhi Tuhan 

dengan gerak putarnya. 

15. Tujuan menggerakkan langit. 

16. Sesungguhnya jiwa-jiwa langit mengetahui partikular-partikular yang 

bermula (al-Juz’iyya>t al-Ha>dis}ah) 

17. Kemustahilan perpisahan dari sebab alami peristiwa-peristiwa. 

18. sesungguhnya jiwa manusia adalah benda (jauhar) dengan sendirinya tidak 

menempati ruang, tidak terpatri pada tubuh, dan bukan tubuh. 

19. Jiwa manusia setelah terwujud mustahil akan hancur. 

20. Pengingkaran terhadap kebangkitan jasmani (ba’ts al-ajsad) di akhirat.
6
 

                                                           

 
6
Lihat Abu> H}amid Al-Ghaza>li> . Taha>fut al-Fala>sifah. (Cet. I; Mesir da>r Al-Ma’a>rif. 1976) 

h.86-87. 
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 Adapun tiga persoalan yang menyebabkan para filosof dipandang kafir 

bahkan wajib dibunuh menurut al-Ghaza>li>> adalah: 

a. Kekalnya alam (Qidam al-Alam) yaitu alam tidak berawal. 

b. Tuhan tidak mengetahui perincian atau hal-hal partikular (juz’iyya>t) yang terjadi 

di alam. 

c. Pengingkaran terhadap kebangkitan jasmani.
7
 

Akibat serangan al-Ghaza>li> terhadap filsafat yang berpengaruh terhadap 

sebagian umat Islam itulah, maka Ibnu Rusyd tampil membela para filosof.
8
 la 

melakukan pembelaan terhadap filosof karena serangan yang dilakukan Imam al-

Ghaza>li>> dalam berbagai argumentasi cukup ‚mematikan‛ dan sangat berpengaruh 

terhadap orang Islam yang akhirnya menimbulkan kebencian terhadap filsafat. 

Bahkan diiringi fakta-fakta yang melarang serta mengharamkannya. MeLihat akan 

hal itu, Ibnu Rusyd tidak tinggal diam dan melakukan pembelaan-pembelaan 

terhadap pemikiran-pemikiran filosof, yang intinya berusaha merekonsiliasi antara 

filsafat dan agama. Menurut Dr. Abdul Maqsud Abdul Gha>ni Abdul Maqsud bahwa 

ada beberapa latar belakang kondisional dan beberapa faktor yang mendorong lbnu 

Rusyd untuk mengadakan rekonsiliasi antara filsafat dan agama serta 

memecahkannya dengan metodenya yang khusus. Situasi dan faktor terpenting yang 

dimaksud adalah : 

1. Ada beberapa ulama yang membeberkan filsafat seluruhnya kepada masyarakat 

sekaligus pendapat-pendapat para filosof menurut pemahamannya sendiri
9
, 

                                                           
 

7
Lihat Ibid., h. 307-308.  

 
8
Lihat Oemar Amin Hoesein, Filsafat Islam (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 20.  

 
9
Lihat Abdul Maqsud Abdul Gha>ni Abdul Maqsud, Al Taufi>>q Bain Al Di>n Wa Al Falsafah 

‘Inda Falsafah Al Isla >m Fi Al Andalu>s, Yang Diterjemahkan Oleh Drs. Syarifuddin dan Ahmad Faruq, 

Agama dan Filsafat (Kajian Terhadap Pemikiran Filsafat Andalus Ibnu Masarrah, Ibnu Thufail dan 
Ibnu Rusyd) (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000),h. 70. 



6 
 

 
 

sehingga muncul pemahaman yang berbeda-beda antara filosof yang satu dengan 

yang lainnya. Hal tersebut mempunyai pengaruh tersendiri pada beberapa orang 

sehingga menganggap bahwa filsafat yang satu bertentangan dengan filsafat yang 

lain. Kesalahan persepsi mengenai hubungan antara syari>’at (agama) dengan 

h}ikmah (filsafat) inilah yang ingin Ibnu Rusyd hilangkan melalui pendekatan dan 

pemaduan antara keduanya. Hal itu telah ia tegaskan bahwa membeberkan 

filsafat kepada  orang yang bukan termasuk ahlinya akan melahirkan konsekuensi 

batalnya filsafat atau batalnya agama. Dan dimungkinkan batal kedua-duanya 

sekaligus.  

 Tidak membeberkannya kepada khalayak umum adalah cara yang tepat, 

kalaupun membeberkan itu sudah terlanjur terjadi maka sekelompok orang dari 

masyarakat umum yang meLihat bahwa agama itu bertentangan dengan filsafat 

hendaknya memahami bahwa antara keduanya itu sebenarnya tidaklah 

bertentangan. Begitu juga orang yang berpendapat bahwa filsafat itu 

bertentangan dengan agama. Begitupun orang-orang yang mengafiliasikan dirinya 

kepada filsafat juga harus tahu bahwa filsafat itu tidak bertentangan dengan 

agama. Kedua kelompok itu masing-masing harus tahu bahwa sebenarnya mereka 

tidaklah mengerti substansi agama dan filsafat secara hakiki. Hal itulah yang 

memaksa kami untuk memperkenalkan dasar-dasar agama, sebab dasar-dasar itu 

bila direnungkan, maka akan didapatkan keterkaitannya yang sangat erat dengan 

filsafat setelah adanya pertakwilan atasnya. Begitu pula pendapat orang yang 

menyangka bahwa filsafat itu bertentangan dengan agama juga harus diberi tahu 

bahwa dia belumlah dapat menguasai filsafat dan agama, oleh karena itulah Ibnu 
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Rusyd mengarang kitab Fas}l al-Maqa>l fi> ma> Bain al-H}ikmah wa al-Syari>‘ah min 

al It}t}is}a>l. 

2. Latar belakang kondisi sosio-kultural masyarakat Islam terutama di wilayah 

Andalusia mengharuskan Ibnu Rusyd untuk memadukan antara agama dan 

filsafat. Karena pengikut Madzhab Maliki> yang mendominasi wilayah tersebut 

tidak begitu respek terhadap frlsafat. Bahkan kebanyakan di antara mereka 

bersikap memusuhi frlsafat dan menyangka haram untuk mempelajarinya. Hal itu 

tentunya mempunyai pengaruh bagi masyarakat. Gelombang kebencian umum 

terhadap filsafat telah merajalela di antara umat Islam. Gelombang kebencian 

terhadap filsafat itu kian menjadi setelah al-Ghaza>li>> melancarkan serangan yang 

gencar terhadapnya.  

Bila para filosof terdahulu yang pernah melakukan rekonsiliasi agama dan 

filsafat telah menghadapi musuh-musuh filsafat yang agresif, maka situasi yang 

dihadapi Ibnu Rusyd ini lebih berat dan keras. Dari satu sisi hal itu mengingat 

adanya otoritas para ahli fiqih aliansi Mazhab Imam Malik dan di satu sisi adanya 

pengaruh yang begitu jauh akibat serangan Imam al-Ghaza>li> terhadap filsafat 

sebab ia mempunyai posisi yang tinggi di tengah-tengah kaum muslimin, 

disamping kitabnya ‚Taha>fut al-Fala>sifah‛ yang berisi kritikan terhadap filsafat 

dan pengkafiran terhadap filsafat mempunyai pengaruh yang mendalam bagi 

berbagai lapisan masyarakat.
10

  

Akibat serangan al-Ghaza>li>> itu, filosof Cordova (Ibnu Rasyd) itu telah 

menguraikan kesedihan dan keprihatinannya. Sebab rongrongan yang datang dari 

teman sendiri (sesama muslim) sebagaimana yang ia katakan jauh lebih 

                                                           
 

10
Lihat ibid., h. 70-72.   
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membahayakan dibanding rongrongan yang datang dari pihak musuh (orang-

orang kafir). Hal itu ia maksudkan bahwa filsafat itu sebenarnya partner terbaik 

bagi syari’at, dan saudara dekatnya. Jadi rongrongan yang dilakukan oleh orang-

orang yang menisbahkan dirinya dengan filsafat jelas merupakan rongrongan yang 

menyakitkan, dengan segala permusuhan, kebencian dan pertikaian yang terjadi 

di antara keduanya. Padahal secara fitrah mereka berdua ini seharusnyalah saling 

bersahabat, dan secara esensial saling mencintai. 

3. Konflik dan sengketa yang berkepanjangan antara sekte-sekte Islam yang ada, 

sebab masing-masing sekte atau kelompok mengklaim bahwa hanya pihaknya 

sajalah yang benar. Adapun kelompok dan sekte-sekte lain yang tidak mempunyai 

pendapat yang sama dengan mereka dianggap tersesat dan telah terlampau jauh 

berada di luar prinsip-prinsip syari’at. Karena alasan ketersesatan dan ketidak 

tahuan ini maka tepat untuk dikatakan kafir atau keluar dari agama. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Rusyd bahwa manusia telah sangat kacau 

dalam memahami makna syari’at, sehingga timbul sekte-sekte tersesat dan 

golongan-golongan yang berseberangan. Masing-masing meLihat bahwa 

dirinyalah yang tetap berpegang teguh kepada keaslian syari’at. Dan yang 

menentangnya boleh jadi pelaku bid’ah (heterodoks) dan boleh jadi kafir yang 

halal darah dan hartanya. Hal ini semua jauh dari tujuan sya>ri’ (pembuat syari’at) 

yang disebabkan oleh kesalahan mereka dalam memahami tujuan syari’at. 
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4. Ekstimitas Ibnu Rusyd dalam mencintai Aristoteles, menjunjung dirinya dan 

akalnya. Kekaguman Ibnu Rusyd terhadap Aristoteles ini memang berlebihan. Ia 

menganggapnya memiliki kesempurnaan akal dan pendapat yang ma’shu>m. Ia 

telah memberikan komentar terbesar bagi kitab-kitab Aristoteles.
11

 Hal ini 

pulalah yang menyebabkan Ibnu Rusyd tidak terlalu mendapatkan simpati 

dikalangan kaum Muslimin 

 Bagi Ibnu Rusyd, baik akal maupun agama semuanya berasal dari Tuhan 

(akal dari manusia mencari kebenaran, sedang wahyu dari atas membawa kebenaran) 

karena itu mustahil kedua kebenaran (akal dan wahyu) bertentangan, karena semua 

berasal dari Tuhan.
12

 Mustahil kebenaran-kebenaran yang datang dari Tuhan 

walaupun dengan jalur yang berbeda akan bertentangan antara kebenaran yang satu 

dengan kebenaran yang lainnya. 

Pembelaan Ibnu Rusyd (1126-1198M.)
13

 terhadap kaum filosof dituangkan ke 

dalam berbagai karyanya: Fas}l al-Maqa>l fi> ma> Bain al-H}ikmah wa al-Syari>‘ah Min 

al-lttis}a>l dan Taha>fut al-Taha>fut. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa al-Ghaza>li>> 

dipandang salah dalam memahami filsafat. Bahkan kritikan-kritikan al-Ghaza>li>> 

terhadap filsafat dinilai saling kontradiksi. Pembelaan yang dilakukan oleh Ibnu 

                                                           
 

11
Abdul Maqsud Abdul Ghani Abdul Maqsud, op. cit.,  h. 73-74. 

 
12

Lihat Harun Nasution, Teologi Islam (aliran-aliran sejarah analisa perbandingan)  (Cet. V; 

Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 79. 

 
13

Ibnu Rusyd adalah seorang filosof Islam ketiga terbesar di belahan barat Dunia Islam yang 

lahir di Cordova pada tahun 520 H./1126 M. Nama lengkapnya adalah Abu>> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu 

Ah}mad Ibnu Muh}ammad Ibnu Ah}mad Ibnu Rusyd yang dikenal di Eropa pada zaman pertengahan 

dengan sebutan Averrois. Ia berasal dari keluarga ulama yang memiliki pengetahuan luas, terutama 

dalam hukum Islam. Neneknya dikenal sebagai ulama fiqh dalam Mazhab Maliki dan pernah menjadi 

Hakim Agung Cordova. Ibnu Rusyd meninggal di Maroko pada sore hari, Kamis, 9 Safar 595 H. Atau 

10 Desember 1198 M. Ibnu Rusyd meninggal dalam usia 75 tahun menurut hitungan tahun Hijriyah 

atau 72 tahun menurut tahun Masehi. Lihat Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam (Cet. III; Jakarta: 

Bulan Bintang, 1992), h. 153. Lihat pula Zainal Abidin Ahmad, Riwayat Hidup Ibn Rusyd (Averroes) 
(Cet. I;  Jakarta: Bulan Bintang, 1975). h. 60. 
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Rusyd sangat beralasan untuk mengangkat kembali citra filosof, karena akibat yang 

ditimbulkan dari pemikiran al-Ghaza>li>> tersebut sangat merugikan dan menghambat 

pengetahuan akibat dikebirinya kebebasan akal. Sebagai salah satu usaha yang 

dilakukan Ibnu Rusyd dalam membela filsafat adalah bagaimana ia berusaha 

melakukan rekonsiliasi antara filsafat dan agama itu sendiri dengan tetap merujuk 

kepada al-Qur’a>n dan Hadis| serta alasan-alasan yang rasionial. Usaha-usaha 

rekonsiliasi yang dilakukan oleh Ibnu Rusyd di sisi lain cukup menggembirakan dan 

disambut oleh banyak kalangan. Dan usaha Ibnu Rusyd cukup berpengaruh di dunia 

Barat sehingga lahirlah Averroisme yang akhirnya cukup berpengaruh terhadap 

lahirnya Renaissance di dunia Barat. Tetapi di sisi lain pemaduan tersebut dinilai 

sebagai distorsi (pengaburan) terhadap aqi>dah Isla>m dan penghakiman akal terhadap 

wahyu. 

 Meninggalnya Ibnu Rusyd bukan berarti kritikan dan serangan kepada 

filsafat dan kaum filosof itu menjadi hilang. Generasi setelahnya muncul semisal 

Ibnu Taimiyah (661H.-729H.).
14

 Serangan yang dilakukannya bukan terbatas pada 

filosof dan filsafat, tetapi segala sesuatu yang bertalian dengan keduanya tidak luput 

dari kritikannya. Termasuk logika sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan 

dari Filsafat. 

 Letak perbedaan yang mendasar dalam mengkritisi filsafat dan para filosof 

antara al-Ghaza>li>> dan Ibnu Taimiyah menurut Muh}ammad Abu Zahra yang dikutip 

oleh Zainun Kamal adalah: 

                                                           

 
14

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddi>n Ah}mad bin Abi> al-H}alim bin Taimiyah. 

Ibnu Taimiyah dilahirkan di Harran pada hari Senin pada tanggal 10 Rabiul Awwal tahun 661 H. dan 

meninggal di penjara pada malam Senin tanggal 20 Dzul Qaidah tahun729 H. Lihat Abdul Rozak dan 

Rosihon Anwar. Ilmu Kalam, (Cet. II; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 114. 
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1. Al-Ghaza>li>> mempunyai apresiasi yang amat tinggi terhadap logika Aristoteles, 

dengan catatan memberikan catatan-catatan tertentu. Ia mengkritik para filosof 

setelah dengan bersungguh-sungguh berusaha mencari hakekat kebenaran melalui 

filsafat. Akan tetapi ia kandas di tengah perjalanan dan bagi al-Ghaza>li>> sendiri ia 

menganggap menemukan beberapa kelemahan metode filosofis. Dan akhirnya al-

Ghaza>li>> meninggalkan filsafat dan menemukan metode baru dalam menjelaskan 

hakekat kebenaran, yaitu dengan melalui jalan tasawuf, yang dilakukan dengan 

kontemplasi, perenungan dan latihan kerohanian, yang didukung oleh kebenaran 

wahyu. 

2. Sedangkan Ibnu Taimiyah sendiri sebelum mengkritik logika Aristoteles dan 

filsafat telah bertolak dari apriori, bahwa hanya wahyu satu-satunya sebagai 

sumber untuk mengetahui hakekat kebenaran. Logika harus tunduk kepada 

wahyu. Kerusakan ajaran agama, bagi Ibnu Taimiyah, adalah akibat dari 

masuknya logika Aristoteles dan filsafat ke dunia Islam. Karena itu, jika Ibnu 

Taimiyah juga ikut dalam mempelajari logika dan filsafat, maka tujuannya 

bukanlah seperti sikap al-Ghaza>li> yang ingin secara ikhlas dan bersungguh-

sungguh untuk mencari kebenaran, tetapi bertujuan untuk mengkritik dan 

menyerangnya, dalam usaha untuk menjaga keyakinan yang sudah dianutnya dari 

kerancuan  logika dan filsafat. 
15

 

Metode Ibnu Taimiyah itu sendiri dalam mengkaji dan mempelajari logika 

dan filsafat tak ubahnya dengan apa yang dilakukan oleh kaum Orientalis dan orang-

orang yang membenci Islam umumnya dalam mengkaji dan mempelajari Islam, 

                                                           

 
15

Lihat Zainun Kamal, Ibnu Taimiyah Versus Para Filosof Polemik Logika  (Cet. 1; Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 197. 
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bukan untuk mencari kebenaran Islam itu sendiri, tetapi bertujuan untuk mengkritik 

dan menyerang Islam. Begitupula sebahagian kaum Muslim (fundamentalis) dewasa 

ini yang sudah terlanjur terpatri dalam dirinya kebencian dan ketidaksenangan 

terhadap logika dan filsafat, mengkaji dan mempelajari logika dan filsafat hanya 

semata-mata mencari kelemahan kemudian mengkritik secara serampangan dan 

membabi-buta. Bahkan yang lebih ekstrim lagi dari Ibnu Taimiyah adalah adanya 

segelintir ummat Islam mengharamkan dan tidak mau mengkaji sama sekali logika 

dan filsafat, bahkan termasuk Ilmu Kalam dengan anggapan dan kekhawatiran akan 

terjerumus dan terpengaruh kedalam kesesatan logika dan filsafat. 
16

 

Pemikiran dan gerakan-gerakan fundamentalis seperti Ibnu Taimiyah dan 

yang menolak logika, filsafat dan Ilmu Kalam yang masih banyak berkembang 

dewasa ini menjadi salah satu alasan peneliti mengangkat kembali pemikiran 

rekonsiliasi antara filsafat dan agama Ibnu Rusyd. Hal tersebut bukan berarti bahwa 

Ibnu Rusyd tidak memiliki kekeliruan dan kekhilafan dalam pemikiran-

pemikirannya. Karena dia juga manusia yang tidak luput dari kekhilafan. 

Perkembangan filsafat khususnya filsafat Islam pasca wafatnya Ibnu Rusyd 

setidaknya mengalami pasang surut. Akhir abad ke-12 hingga pengujung abad ke-19 

orang enggan dan takut untuk mempelajari filsafat,
17

  khususnya filsafat Islam. Yang 

pada akhirnya nasib filsafat mengalami masa kelam. Hal ini bukan berarti tidak ada 

filosof yang lahir setelahnya. Hal ini terbukti dengan munculnya filososf-filosof 

muslim seperti Muhammad Abduh, Suhrawardi, Mulla Shadra, dan Murtadha 

                                                           

 
16

Jaman modern seperti sekarangpun masih ada kelompok-kelompok Islam yang membenci 

filsafat, bahkan dikatakan dalam Islam tidak ada filsafat. Filsafat dianggap penyebab kemunduran 

Islam. Untuk lebih detailnya Lihat; Muhammad Maghfur Wahid, Koreksi atas Kesalahan Pemikiran 
Kalam dan Filsafat Islam (Cet. I: Bangil: al-Izzah, 2002) h. 217-235. 

 
17

Lihat Oemar Amin Hoesein, Filsafat Islam ...op. cit. h. 15-16.  
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Muthahari. 

Secara garis besar yang menjadi argumen akademik sehingga kajian-kajian 

pemikiran klasik seperti rekonsiliasi filsafat dan agama Ibnu Rusyd atau perdebatan 

pemikiran al-Ghaza>li> dan Ibnu Rusyd sehingga berimplikasi pada masa depan filsafat 

Islam Pasca Ibnu Rusyd masih layak untuk dikaji hingga sekarang ini adalah: 

1. Jika belajar dari sejarah kehidupan filosof klasik sungguh mencengangkan, 

karena, ditengah keterbatasan sarana, situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya, 

yang tidak menentu, mereka mampu berkontemplasi dan menemukan ide-ide 

brilian. Jiwa mereka murni dalam mengungkap kebenaran-kebenaran yang masih 

terhalang oleh hijab kejumudan dan materialistik. Sementara stagnasi pemikiran 

kefilsafatan ditengah modernisasi dan kecanggihan sarana, sedikit banyaknya 

dipengaruhi oleh budaya instan terhadap pengetahuan pemikiran yang ada 

sebelumnya. Dan menganggap bahwa pengetahuan pemikiran yang ada, tak 

terkecuali pengetahuan dalam bidang fiqhi, tafsir dan semacamnya sudah 

dianggap final dan tidak membutuhkan penafsiran dan pengembangan. Bahkan 

dalam bidang tafsir dan fiqhi dianggap tabu untuk menciptakan penafsiran dan 

ide-ide baru. 

2. Stigmatisasi (penilain negatif) terhadap filsafat dan kaum rasionalis yang 

dilakukan oleh komunitas eksoterik-literalis-formalis atau kelompok-kelompok 

yang mengatas namakan diri mereka pejuang penegakan Islam yang masih gencar 

dewasa ini setidaknya menciptakan petaka bagi banyak manusia cerdas dan 

brilian, para pencipta peradaban dunia, dan para pejuang kemanusiaan. Hanya 

karena pikiran-pikiran bebasnya yang tidak dapat dipahami khalayak ramai. Lebih 

dari itu, munculnya fatwa-fatwa semacam itu (pengharaman dan penyesatan) 
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dengan sendirinya harus dibayar mahal, karena secara faktual telah menciptakan 

stagnasi kebudayaan, peradaban, dan menghentikan kreativitas manusia.
18

  

3. Setidaknya dengan melakukan kajian ulang terhadap pemikiran-pemikiran brilian 

dari tokoh-tokoh klasik seperti halnya perdebatan pemikiran al-Ghaza>li> dan Ibnu 

Rusyd akan membuka cakrawala berfikir dan menyadarkan kembali kita bahwa 

dengan kecerdasan yang dibarengi keikhlasan dan kebersihan hati, mereka mampu 

membuka tabir kebenaran walaupun dengan sarana yang masih sederhana dan 

terkadang harus menghadapi tekanan dari penguasa.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan menghindari uraian yang meluas, 

maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan permasalahan yang berkaitan 

dengan masa depan filsafat Islam pasca  pembelaan Ibnu Rusyd terhadap filosof, 

khususnya rekonsiliasi filsafat dan agama yang dipandang sangat prinsipil untuk 

dikaji secara mendalam sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang munculnya rekonsiliasi filsafat dan agama Ibnu Rusyd? 

2. Bagaimana hubungan filsafat dan agama perspektif Ibnu Rusyd? 

3. Bagaimana masa depan Filsafat Islam  Pasca Ibnu Rusyd? 

C. Definisi Operasional dan Lingkup Penelitian 

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tesis yang berjudul Masa Depan 

Filsafat Islam Pasca Ibnu Rusyd, maka perlu kiranya penulis memberikan definisi 

operasional judul untuk menghindari penafsiran yang  keliru (verbalisme) dalam 

memahami maksud yang terkandung dalam judul, yaitu istilah ‚masa depan‛, 

                                                           

 
18

Lihat Husein Muhammad, Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan (Cet. I; 

Bandung: al-Mizan, 2011) h. 63. 
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‚filsafat‛, ‚Islam‛, ‚pasca‛, dan ‚Ibnu Rusyd‛. 

1. Masa depan berarti zaman yang akan datang.
19

 Perkembangan setelah terjadinya 

sesuatu. 

2. Filsafat, berasal dari bahasa Yunani Philein, atau philos berarti cinta atau suka, 

dan sophia berarti kebijaksanaan, hikmat atau pengetahuan. Jadi seorang filosof 

pencinta atau pencari kebijaksanaan. Filsafat sering juga disebut falsafat yang 

berasal dari bahasa Arab falsafah dan orangnya disebut failusu>f. Dalam tradisi 

Yunani, kata kebijaksanaan digunakan sangat hati-hati, bahkan sedapat mungkin 

dihindari.  Adalah sombong (Yunani: hybris) orang yang berani mengatakan 

bahwa dirinya seorang bijaksana. Kebijaksanaan yang sesungguhnya hanya ada 

pada Tuhan. Jadi, orang Yunani mengartikan kebijaksanaan sebagai suatu status 

yang adi-manusiawi melampaui batas kemampuan insani. Kebijaksanaan tidak 

pernah menjadi milik manusia secara utuh secara definitif. Sikap bangsa Yunani 

ini terLihat, misalnya, dalam pandangan Pythagoras dan Plato. Kata filsafat ini, 

menurut tradisi kuno, pertama kali digunakan oleh Pythagoras (582-496 SM.). 

Pythagoras menyebut dirinya ‚kawan kebijaksanaan‛. Ia berpendapat bahwa 

hanya Tuhanlah yang memiliki kebijaksanaan, tetapi kesaksian sejarah kehidupan 

dan aktivitasnya tercampur dengan legenda, maka banyak ahli meragukan 

kebenarannya. Namun sejarah mencatat bahwa kata filsafat dan filosof sudah 

sangat lazim digunakan sejak Socrates (469-349 SM.) dan Plato (427-347 SM.). 

dalam dialog Plato berjudul Phaidros, Socrates mengatakan bahwa panggilan 

                                                           

 
19

Lihat KBBI Offline V.1.3.(Kamus Besar Bahasa Indonesia) Versi offline dengan mengacu 

pada data KBBI Daring (Edisi III) diambil dari http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/. Sekarang 

berganti di http://pusatbahasa.kemendiknas.go.id/kbbi/  Database data merupakan hak cipta 

Pusatbahasa. 

http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/
http://pusatbahasa.kemendiknas.go.id/kbbi/
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‚orang bijaksana‛ terhadap seseorang terlalu luhur dan hanya cocok untuk 

seorang dewa. Plato mengatakan bahwa seorang manusia lebih baik dipanggil 

philosophos; manusia itu sekedar pencinta, pencari kebijaksanaan. Baginya 

sebutan ini lebih sesuai dengan makhluk insani yang terbatas. 
20

 

Demikian arti filsafat ditinjau dari segi bahasa. Sedangkan dari segi praktis, 

filsafat berarti alam berpikir atau alam pikiran. Berfilsafat artinya berpikir. 

Meskipun begitu tidak semua berpikir berarti bcrfilsafat. Berfilsafat berarti 

berpikir secara mendalam dan dengan sungguh-sungguh.
21

 Dengan demikian 

filsafat berarti ilmu yang membahas segala sesuatu secara mendalam mengenai 

ketuhanan, alam semesta dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan 

tentang bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan 

itu.
22

 

3. Islam yang dimaksud di sini adalah agama yang dibawah oleh Nabi Muhammad 

SAW.  

4. Pasca berarti sesudah, 
23

 atau setelah. 

5. Ibnu Rusyd yang dimaksud penulis di sini adalah Abu> al- Wali>d Muh}ammad Ibnu 

Ah}mad Ibnu Muh}ammad Ibnu Ah}mad Ibnu Ah}mad Ibnu Rusyd,
24

 lahir di 

                                                           

 
20

Lihat Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 5. (Cet. I; Jakarta:  PT. Cipta Adi Pustaka, 

1989). h. 312. 

 
21

Lihat Hasbullah Bakry, Sistematik Filsafat (Cet. VIII; Jakarta: Widjaya, 1986),  h. 9.  

Bandingkan dengan definisi dari KBBI V.1.3, bahwa filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan 

dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya, atau filsafat teori 

yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, atau filsafat adalah ilmu yang berintikan logika, 

estetika, metafisika, dan epistemolog. Lihat KBBI V.1.3...., op. cit. 

 
22Ibid., h. 12.  

 
23

Lihat KBBI Offline V.1.3.(Kamus Besar Bahasa Indonesia)... op. cit 

 
24

Lihat Ibnu Rusyd, Fas}l al-Maqa>l Fi> Ma> bain al-H}ikmah wa al-Syari>’ah min al-It}t}is}a>l , yang 

di Tahqi>q oleh Muh{ammad ‘Ima>rah (Cet. II Mesir: Da>r al-Ma’a>rif. 1979). H. 5 
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Cordova pada tahun 520 H./1126 M yang dikenal di Eropa pada zaman 

pertengahan dengan sebutan Averrois. Ia berasal dari keluarga ulama yang 

memiliki pengetahuan luas, terutama dalam hukum Islam. Neneknya dikenal 

sebagai ulama fiqh dalam Mazhab Ma>liki> dan pernah menjadi Hakim Agung 

Cordova. Ibnu Rusyd meninggal di Maroko pada sore hari, Kamis, 9 Safar 595 H. 

Atau 10 Desember 1198 M. Ibnu Rusyd meninggal dalam usia 75 tahun menurut 

hitungan tahun Hijriyah atau 72 tahun menurut tahun Masehi. 
25

 

  Merujuk pada pengertian di atas, maka yang penulis maksud dalam judul 

‚Masa Depan Filsafat Islam Pasca Ibnu Rusyd‛ adalah Perkembangan Filsafat Islam 

setelah Ibnu Rusyd. 

 

D. Kerangka Teoretis 

Akibat dari pengaruh al-Ghaza>li>> yang menentang para filosof, bahkan 

mengkafirkannya dalam tiga persoalan, pertama; Qadimnya alam, kedua; 

pembatasan pengetahuan Tuhan kepada hal-hal yang besar saja, dan ketiga; 

pengingkaran kebangkitan jasmani, membangkitkan semangat Ibnu Rusyd untuk 

membela para filosof dan mengungkapkan alasanalasannya serta usaha pemaduan 

antara agama dan filsafat. 

 Metode rekonsiliasi filsafat dan agama yang dilakukan oleh Ibnu Rusyd 

adalah dengan menguraikan bahwa sebenarnya filsafat dan agama tidaklah 

bertentangan, karena keduanya membawa kepada kebenaran. Kebenaran agama 

adalah kebenaran yang bersumber dari Allah, sedangkan kebenaran filsafat dari hasil 

                                                           

 
25

Lihat Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam..., loc. cit h. 153. Lihat pula Zainal Abidin 

Ahmad, Riwayat Hidup Ibn Rusyd (Averroes) ..., loc. cit. h. 60. 
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usaha manusia dengan meneliti semua wujud yang ada dan mengambil l’tiba>r 

darinya. 

Akibat dari rekonsiliasi antara filsafat dan agama oleh lbnu Rusyd 

menimbulkan reaksi dari banyak kalangan. Di satu sisi menyambut dan 

menerimanya dengan baik terutama para pemikir dan umat Islam di Barat 

(Averroisme), namun di sisi lain sebagian menganggap bahwa Ibnu Rusyd teIah 

menjadikan otoritas filsafat di atas agama dengan kata lain melakukan rasionalisasi 

terhadap agama yang menurut mereka adalah suatu hal yang merusak agama karena 

berpotensi terjadinya penyimpangan dari ajaran agama yang murni. 

Wafatnya Ibnu Rusyd meninggalkan luka mendalam bagi teman dan 

kerabatnya. Tapi beberapa tahun setelah kematiannya, reputasinya mulai tidak 

dihargai di dunia Islam. Beberapa cendikiawan mencela hasil karyanya, dan yang 

paling kentara adalah Ibnu Sab’in yang terang-terangan mencibir Ibnu Rusyd dan 

menganggapnya sebagai peniru Aristoteles. Bahkan menilainya sebagai orang yang 

memiliki wawasan yang terbatas, pemahaman yang buruk, pemikirannya yang bodoh 

dan kurang intuisi. 

Akibat yang lebih umum berimbas pada karya-karya Ibnu Rusyd yang oleh 

para cendikiawan Muslim sudah tidak dihiraukan lagi. Setelah kematian Ibnu Rusyd, 

filsafat mengalami stagnasi di mata orang Islam. Ibnu Rusyd mungkin saja telah 

meletakkan dasar Filsafat Islam di Andalusia, tetapi pada tahun-tahun berikutnya 

tidak ada lagi yang mau melanjutkan membangun filsafat Islam. Sementara 

keterkaitan terhadap teologi semakin meningkat. Karya-karya Ibnu Rusyd semakin 

terlupakan, sementara karya-karya al-Ghaza>li>> mulai berkembang. Bahkan hingga 
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hari ini al-Ghaza>li>> tetap merupakan tokoh penting dalam pemikiran Islam,
26

 tak 

terkecuali di Indonesia. Hal ini dapat diLihat dengan banyaknya karya-karya al-

Ghaza>li>> yang beredar, bahkan banyak diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. 

Belum lagi adanya lembaga-lembaga pendidikan yang menggunakan/mengabadikan 

nama al-Ghaza>li>> seperti STAI al-Ghaza>li>> (sekarang UIM al-Ghaza>li>>) yang ada di 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan beberapada daerah Di Nusantara. 

Beberapa dasawarsa setelah kematian Ibnu Rusyd, Andalusia semakin 

menurun kekuatannya. Setelah bertahun-tahun pertikaian politik, usat kebudayaan 

hebat di Cordoba akhirnya terpecah. Sejak tahun 1270-an, wilayah Muslim di 

Spanyol hanya tinggal sebahagian kecil daerah di seputar Granada. Pada waktu yang 

bersamaan, Dinasti Abbasiyah yang berpusat di Bghdad juga telah berakhir. 

Abbasiyah, yang lama berada dalam kemunduran, kehilangan seluruh kekuasaannya 

pada 1258 ketika ibu kotanya  direbut bangsa Mongol dari Asia Tengah. 

Ironisnya, ketika Andalusia mulai memudar, pengaruhnya pada tetangga-

tetangganya di Eropa mulai tumbuh. Meninggalkan kota Cordoba yang sekarat, para 

cendikiawan dari Andalusia mulai menyebar keseluruh Eropa. Mereka pergi bersama 

buku-buku dan gagasan-gagasan baru, yang ternyata membawa mereka ke kota-kota 

baru seperti Paris di Prancis, Bologna di Italia, dan Oxford di Inggris.
27

 Itu bukan 

berarti setelah Ibnu Rusyd, tidak ada lagi filososf Muslim atau dengan kata lain 

Filsafat Islam berakhir sampai di situ dan filsafat hanya berkembaang di dunia Barat. 

Namun pelan tapi pasti, Filosof Muslim dan pemikiran-pemikiran Filsafatnya yang 

                                                           

 
26

Lihat Liz Sonneborn, Averroes (Ibn Rushd): Muslim Scholar, Philosopher, and Physician of 
the Twelfth Century, yang diterjemahkan oleh Muhammad Abe, Seri Tokoh Islam: Averroes (Ibnu 
Rusyd) Filsuf dan Ilmuan Muslim Abad ke-12 (Cet. I; Jakarta:  PT. Gramedia, 2013). h. 101-103. 

 
27

Lihat Liz Sonneborn, Averroes (Ibn Rushd): ...ibid. h.103. 
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brilian tetap bermunculan laksana jamur di musim penghujan. 

Sosok seperti Suhrawardi al-Maqtu>l (1154-1191 M)
28

 dan Mulla Shadra 

(1571-1572 M)
29

 dengan filsafat hikmah-nya pasca Ibnu Rusyd, yang banyak 

disebut-sebut filsafat Islam yang sesungguhnya dan tak dapat dinafikan baik di 

dunia Barat lebih-lebih di dunia Islam khususnya. 

Suhrawardi melihat pengetahuan sejati terjadi ketika kita diiluminasi oleh 

Sumber Cahaya dan Sumber Realitas itu. Menurutnya, hal ini tidak bertolak-

belakang dengan filsafat Paripatetik yang juga dianggap sebagai pemikiran s\ahi>h 

terhadap pengetahuan konseptual. Hanya saja, bagi dia, filsafat iluminasi sanggup 

bergerak lebih jauh melebihi filsafat Paripatetik dengan menyodorkan pembuktian 

dan penerimaan pengetahuan secara lebih sempurna.
30

 

Lain halnya dengan Mulla Shadra, Bahkan menurut M.M. Syarif bahwa 

Mulla Shadra disebut-sebut sebagai pendiri mazhab ketiga yang utama. Mazhab 

utama pertama adalah mazhab Peripatetik dengan eksponen terbesarnya dalam dunia 

Islam adalah Ibnu Sina, yang lainnya adalah mazhab Illuminatif (al-H}ikmah al- 

isyra>qi>yah/al- kha>lidah) yang dibangun oleh Suhrawardi al- Maqtu>l. Mulla Shadra 

                                                           

 
28

Suhrawardi adalah konseptor aliran isyraqi atau filsafat iluminasi, dan dia mencoba 

memadukan antara tradisi mistis dan filsafat Paripatetik. Lihat Bagus Takwin. Filsafat Timur. 
(Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra 2003) .h 132-133. 

 

29
Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ibrahim Yahya Qawami Syirazi, yang dikenal 

dengan nama Shadr al-Din al-Syirazi, atau Mulla Shadra. Ia biasa dipanggil al-Syirazi, karena ia 

dilahirkan di Syiraz, Persia (Iran) pada tahun 979 M / 1571 M dari keluarga Qawam yang terkenal dan 

terhormat. Ayahnya dikenal sebagai seorang penesehat raja dan bekerja sebagai seorang ahli hukum 

di Pemerintahan Safawi (Dinasti Safawiyah), tepatnya di Provinsi Fars. Lihat Haidar Bagir, Buku 
Saku Filsafat Islam (Bandung : Arsy Mizan, 2005), h. 150-152. Ada pula yang menyebutkan bahwa ia 

lahir pada tahun 1572 M. Perbedaan ini bisa mungkin disebabkan oleh perbedaan selisih tahun masehi 

dan hijriah.  

 

 
30

 Lihat Bagus Takwin. Filsafat Timur..., op. cit. h. 133. 
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juga mengadopsi prinsip-prinsip tertentu dari masing-masing mazhab, seperti 

hylomorphisme dari Peripatetik, gradasi wujud dan pola-pola surga (celestical 

archetyupes) dari mazhab illuminasi. Bahkan ia mengadopsi prinsip-prinsip tertentu 

dari ajaran-ajaran sufi Ibnu Sina. Keselarasan dan keteraturan substansi dunia yang 

sebelumnya tidak pernah nampak sebagai prinsip beberap mazhab hikmat, dan tidak 

pernah dibangun secara sistemik dalam bahasa yang logis oleh hikmawan sebelum 

Mulla Shadra. Oleh karenanya, layak disebut sebagai pendiri h}ikmah yang orisinil 

dan relatif baru dalam pergumulan filsafat Muslim dengan al-H}ikmah al- 

Muta’a>lliyah-nya yang berbeda dengan al-H}ikmah al-Masya>‘iyyah-peripatetik 

philosophy serta al-H}ikmah al-Isyra>qiyyah-illuminasionist theosophy.31
 Ini juga 

yang menjadi alasan sehingga Mulla Shadra dianggap mampu mempertemukan 

beberapa aliran filsafat yang berkembang sebelum Mulla Shadra. Aliran paripatetik; 

iluminasionis; Irfa>n (mistisisme Islam); dan kala>m (teologi). filsafatnya sebagai Al-

H}ikmah Al-Muta’a>liyah (Filsafat Transendental) merupakan  suatu sistem filsafat 

yang koheren meskipun menggabungkan berbagai mazhab filosofis sebelumnya. 

Karena filsafat hikmah diperoleh lewat pencerahan spiritual atau intuisi intelektual 

dan disajikan dalam bentuk yang rasional. Dengan berlandaskan pada pokok utama 

kajian pemikiran Mulla Shadra yakni metafisika. Dengan demikian sifat-sifat 

sintetik pemikiran Shadra ini, dan inkorporasi al-Qur’a>n dan hadits yang 

dilakukannya, telah menjadikan filsafatnya layak disebut filsafat Islam yang 

sesungguhnya. 

                                                           
 

31
Lihat M.M. Sharif, A Hsitory of Mulsim Philosophy, (Wiesbaden : Otto Harrassowitz 

1966) h. .940 
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E. Tinjauan Pustaka 

 Upaya penelusuran terhadap berbagai sumber yang memiliki  relevansi 

dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini telah penulis lakukan. Tujuan 

pengkajian pustaka ini antara lain agar fokus penelitian ini tidak merupakan 

pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi 

lain yang signifikan untuk diteliti dan dikembangkan. 

Pembahasan tentang Perkembangan Pemikiran Islam Pasca Rekonsiliasi 

Filsafat dan Agama menurut lbnu Rusyd yang menjadi penunjang, disamping dalam 

bukunya sendiri yaitu: 

1. Taha>fut al-Taha>fut (Kerancuan dalam Kitab Kerancuan karya al-Ghaza>li>) yang 

kandungan isinya membela kaum filosof dari tuduhan kafir sebagaimana 

dilontarkan al-Ghazali dalam bukunya Taha>fut al-Fala>sifah (Kerancuan–Filsafat-

filsafat–kaum Filosof). 

2. Fas}l al-Maqa>l fi> ma> Bain al-H}ikmah wa al-Syari>‘ah min al-It}t}is}a>l. (terjemahan 

dalam bahasa Indonesia terbitan Pustaka Firdaus, Jakarta, dengan judul Kaitan 

Filsafat dengan Syariat) yang isinya menguraikan adanya keselarasan antara 

agama dan akal karena keduanya adalah pemberian Tuhan. 

3. Bida>yatul Mujtahid wa Nih}a>yatul Muqtas}id. (permulaan bagi Mujtahid dan 

pegangan bagi Tingkat Menegah). Atau dengan bahasa lain; Bida>yah al-sayr li al-

Mujtahid wa nih}a>yah al-mut}a>f li al-T}a>lib al-mubtadi’ al-muqtas}id (awal 

perjalanan bagi orang yang ingin menjadi mujtahid dan terminal terakhir bagi 

pelajar tingkat menengah). Sebahagian penulis menyebut Bida>yah al-Mujtahid wa 

Kifa>yah al- uqtas}id (Kitab pertama bagi calon Mujtahid dan memadai bagi kelas 
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menengah). 
32

 buku ini merupakan salah satu karya menumental Ibnu Rusyd 

dalam bidang fiqhi dan menjadi salah satu bukti yang menghantarkannya sebagai 

seorang sosok yang dengan kecerdasannya mampu membuat karya dalam bidang 

fiqhi yang dikolaborasi dengan pemikiran-pemikiran falsafi. Karena dalam buku 

ini dia menguraikan persoalan-persoalan fiqhi dengan memasukkan pendapat-

pendapat beberapa mazhab kemudian memasukkan fikiran-fikirannya sendiri. 

Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa  pendapatnya dalam bidang fiqhi sedikit 

banyaknya juga masih ada pengaruh-pengaruh mazhab yang diwarisi dari 

kakeknya yaitu mazhab Ma>liki>. 

Buku-buku lain yang ada relevansinya dengan apa yang kami bahas di 

antaranya adalah: 

1. Taha>fut al-Fala>sifah (kerancuan filsafat-filsafat/kaum filosof) oleh Imam al-

Ghaza>li>. Buku inilah yang menjadi buku paling terkenal dalam kritikan dan 

kecaman terhapap para filosof. Buku ini pula yang menjadi inspirasi bagi Ibnu 

Rusyd untuk menulis Taha>fut al-Taha>fut sebagai usaha dalam membela filsafat 

dan filosof dari serangan al-Ghaza>li>. 

2. Muhammad Yusuf Mu>sa dalam bukunya Bain al Di>n wa al Falsafah fi> Ra’yi Ibnu 

Rusyd Wa Fala>sifah al As}ri wa al Wasi>t}. Buku ini membahas tentang gambaran 

umum Andalusia pada masa kehidupan Ibnu Rusyd, keterkaitan hubungan agama 

dan filsafat menurut para filosof sebelum Ibnu Rusyd dan juga menyinggung 

tentang jawaban atau pembelaan Ibnu Rusyd terhadap filsafat atas serangan-

serangan al-Ghaza>li>. 

3. Al-Taufi>>q bain al-Di>n wa al-Falsafah ‘inda Fala>sifah al-Isla>m fi> al-Andalu>s oleh 
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Lihat Husein Muhammad, op. cit., h. 115. 
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Dr. Abdul Maqsud Abdul Gha>ni Abdul Maqsud, yang diterjemahkan oleh 

Saifullah dan Ah}mad Faru>q; Agama dan Filsafat (kajian terhadap pemikiran 

filosof Andalusia Ibnu Masarrah, Ibnu Thufail dan Ibnu Rusyd). Buku ini 

membahas tentang para Filosof Andalusia yang mengkaji secara spesifik tentang 

adanya keterkaitan antara Agama (Islam) dan Filsafat. 

4. Dalam buku Riwayat Hidup Ibnu Rasyd (Averroes) Filosof Islam terbesar di 

Barat oleh Zainal Abidin Ahmad. Buku ini menjelaskan secara detail tentang 

biografi (sejarah hidup) Ibnu Rusyd beserta pemikiran filsafatnya. 

5. Pengantar Filsafat Islam oleh Ahmad Hanafi. Dalam buku ini banyak mengkaji 

tentang para filosof muslim beserta fikiran-fikiran filsafatnya tak terkecuali Ibnu 

Rusyd. Dalam buku ini pula ada pembahasan secara spesifik tentang keterkaitan 

antara agama dan filsafat. 

6. Filsafat dan Mistisisme dalam Islam oleh Harun Nasution. Dalam buku ini juga 

terdapat pembahasan tentang filsafat, dan sebahagian tokoh dan filsafat mereka, 

termasuk di dalamnya Ibnu Rusyd. 

7. Introduction to Modieval Islamic oleh Olinear Leaman di terjemahkan oleh 

Muhammad Amin Abdullah; Pengantar Filsafat Islam. Dalam buku ini pula 

menguraikan tentang filsafat dan sebahagian tokoh-tokoh filosof muslim. 

8. Kuliah Filsafat Islam oleh Ahmad Daudi. Buku ini banyak mengkaji tentang 

filsafat, termasuk tentang penamaan filsafat yang ada di dunia Islam apakah ia 

disebut filsafat Islam ataukah Filsafat Arab karena para filosof Muslim 

kebanyakan orang Arab dan karyanya ditulis dalam bahasa Arab. 

9. Filsafat Islam oleh Oemar Amir Hoesin. Dalam buku ini juga membahas tentang 

gambaran umum filsafat serta tokoh-tokoh filsafat Islam. 
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10. H{ikmah al-‘Arsyiah oleh Mulla Shadra yang berisi tentang pemikiran-

pemikiran Shadra yang dikenal dengan kearifan puncak. 

11. Masih banyak lagi referensi yang tidak sempat disebutkan tapi mengkaji 

tentang rekonsiliasi atau penyelarasan antara agama dan filsafat, tetapi pokok 

masalah yang berbeda dengan pokok masalah yang dibahas oleh penulis. 

F. Metode Peneltian 

1. Jenis penelitian 

Metode Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 

historis deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang dilakukan melalui riset berbagai 

literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan penelitian ini tidak 

semata-mata bersifat naratif, tetapi juga bermaksud menerangkan kejadian masa 

lampau secara analitis. Yaitu dalam uraiannya penulis menelusuri riwayat hidup 

Ibnu Rusyd dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupannya.  

2. Metode pendekatan  

Pendekatan yang penulis gunakan dalam tesis ini adalah pendekatan historis. 

Pendekatan ini menilai suatu fakta dari aspek waktu, tempat, tokoh, dan konteks 

yang melatarbelakangi sebuah peristiwa. Melalui pendekatan historis seseorang 

diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan membumi. Dari 

keadaan ini seseorang akan meLihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara 

yang terdapat di alam idealis dengan yang ada di alam empiris.
33

 Dengan pendekatan 

ini seseorang dapat memahami tentang sejarah yang melatar belakangi Ibnu Rusyd 

dalam melakukan rekonsiliasi agama dan Filsafat. Pendekatan penelitian ini adalah 

                                                           

33
Lihat Abu>ddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 

47. 
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historis filosofis, pendekatan ilmu-ilmu sosial dan juga pendekatan sosiologi agama 

antropologi. Pendekatan historis
34

 digunakan untuk menelusuri kehidupan Ibnu 

Rusyd sebagai tokoh sentral dalam penelitian ini, serta mendetesiskan dialektika 

pemikiran keislamannya. Dengan pendekatan sejarah, seseorang akan diajak 

mendalami pemikiran seorang tokoh secara objektif, mengenai latar belakang 

lahirnya ide-ide atau pemikiran dari sang tokoh itu. Pendekatan kesejarahan ini amat 

urgen, karena setiap produk pemikiran itu sendiri lahir dari kondisi empiris sosial 

masyarakat, atau bahkan melampaui kondisi itu sendiri. 

Sedangkan pendekatan filosofis berarti melakukan analisis atau mungkin juga 

kritik atas bangunan pemikiran tokoh yang dikaji, dalam hal ini Ibnu Rusyd, dengan 

melihat paradigma teoritis yang digunakan untuk menjelaskan tentang adanya 

kesesuaian filsafat dan agama. Pada akhirnya, akan tergambar alur pemikiran dan 

juga muara dari pemikirannya. 

Pendekatan ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi agama menjadi penting 

untuk digunakan pada penelitian ini, karena peneliti meLihat jika sosiologi agama 

merupakan bidang ilmiah yang mencoba mengkaji kehidupan keagamaan manusia, 

hakekat dan sebab-sebab dari berbagai keteraturan pola pikiran dan tindakan 

manusia secara berulang-ulang, melalui bentuk metode deskriptif dan komparatif.
35

 

Dalam hal ini pendekatan yang bersifat empiris menjadi sangat penting, khususnya 

                                                           
34

Pendekatan Historis: Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas 

berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang, dan pelaku 

dari peristiwa tersebut. Lihat, Abu>ddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 1999), h. 46-47. 

35
Lihat Dadang Kahmad, Sosiologi Agama  (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 

9 dan 10.   
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untuk konteks politik yang berkembang pada masa hidup Ibnu Rusyd maupun 

setelah wafatnya. 

Untuk melengkapi dan terpenuhi keilmiahan penelitian ini, maka dibutuhkan 

langkah-langkah. Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, penulis akan menginventarisir data, menyeleksi, dan menelaah khususnya 

karya-karya Ibnu Rusyd, tulisan orang lain tentangnya dan buku-buku lain yang 

terkait. Kedua, penulis akan mengkaji data tersebut secara komprehensif kemudian 

mengabstarksikannya melalui metode deskriptif analitik. Hal ini dilakukan dengan 

menganalisis bangunan pemikiran Ibnu Rusyd, di dalamnya mencakup hal-hal yang 

menjadi paradigma bagi bangunan gagasannya dan tawaran konsepnya secara 

teoritis, teknis, yang tentu saja akan banyak bersinggungan dengan wilayah ide dan 

praktis keberislaman masyarakat Islam hingga sekarang ini. 

3. Sumber data  

Ada dua macam sumber dalam pengambilan data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Sumber data primer (primary sources) merupakan sumber-sumber dasar yang 

merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian masa lalu. Dalam pengertian lain 

dapat dijelaskan bahwa data primer adalah data yang isi dan kajiannya merupakan 

kajian yang berhubungan langsung dengan penelitian ini, yaitu sumber-sumber 

tertulis dalam kitab-kitab atau buku-buku yang ditulis langsung oleh tokoh yang 

dikaji. 

b. Sumber data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, atau 

catatan-catatan yang ‚jaraknya‛ telah jauh dari sumber orisinil.
36

 Dapat juga 

diartikan sebagai data pendukung, di mana isi dan kajiannya bukan merupakan 

                                                           

36
Lihat Moh. Nazir, Metode Penelitian (Cet. V; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 48. 
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kajian khusus, tetapi dapat menunjang dan berkaitan dengan penelitian ini, baik 

dari segi data maupun dari segi teori yang disajikan. Sumber data tersebut berupa 

tulisan-tulisan yang datang kemudian. 

4. Metode pengumpulan dan pengolahan data 

Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research). Maka, metode yang 

digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data yang ditempuh dalam 

melakukan penelitian ini adalah menghimpun data yang sesuai dan menunjang 

Penelitian. Dalam tahap ini penulis mengumpulkan sumber data yang berkaitan 

dengan judul penelitian, seperti kitab-kitab dan  referensi-referensi asing atau dalam 

negeri (Indonesia) yang terkait dengan penelitian ini. 

Langkah terakhir penelitian ini adalah pemaparan dan penulisan kembali 

menjadi susunan atau laporan penelitian yang konstruktif dan konseptual dengan 

konfigurasi yang mudah dipahami. Melalui pendekatan deskriptif-analisis, seluruh 

rangkaian fakta yang beragam itu disusun kembali (reconstruction) menjadi 

penjelasan yang utuh dan komprehensif supaya mudah dipahami 

5. Metode Penulisan 

Metode penulisan yang penulis gunakan dalam tesis ini di antaranya adalah: 

a. Metode Induksi, yaitu menganalisa atau penalaran data dari hal-hal yang bersifat 

khusus untuk menarik kesimpulan kepada hal-hal yang bersifat umum. 

b. Metode Deduksi, yaitu menganalisa atau penalaran data dari hal-hal yang bersifat 

umum untuk menarik kesimpulan kepada hal-hal yang bersifat khusus. 

c. Metode Komparasi, yaitu usaha untuk mengumpulkan beberapa pendapat para 

ahli kemudian membandingkannya untuk menarik suatu kesimpulan. 
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G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian dan pembahasan’ masalah 

yang sedang dikaji adalah untuk mengetahui bagaimana Ibnu Rusyd  membela 

filsafat dari serangan Imam al-Ghaza>li>>, khususnya pemikiran- pemikirannya dalam 

merekonsiliasi antara agama dan filsafat, dan berupaya untuk mempertahankan dan 

mengembangkan pemikirannya. Karena di zaman modem sekarang ini masih ada 

segelintir umat Islam yang sangat keras dan menentang filsafat seperti organisasi 

Hizbut Tahrir maupun organisasi Islam pundamental lainnya, akibat ketidaktahuan 

tentang hakekat filsafat itu sendiri. Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan 

tesis ini meliputi dua hal, yaitu: 

1. Kegunaan ilmiah, yaitu berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya. Mempelajari kitab dan buku-buku 

filsafat, khususnya filsafat Islam akan memperluas pemahaman dan menambah 

keyakinan dan kebenaran yang dibawa oleh agama melalui filsafat. 

2. Kegunaan praktis, yaitu membantu masyarakat, khususnya umat Islam untuk 

memahami hakekat filsafat secara umum dan filsafat Islam secara khusus sebagai 

partner agama dalam membawa misi kebenaran untuk mencapai kebenaran di 

dunia  maupun akhirat. 

 

H. Garis-Garis Besar lsi Tesis 

 Pembahasan tesis ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan 

berhubungan serta merupakan satu kesatuan dalam babnya. Pembahasan setiap bab 

tersusun secara sistematis sebagai berikut : 
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Bab pertama : adalah bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang 

masalah, yang dijadikan dasar sentral dalam tesis ini, kemudian disusul rumusan 

masalah, hipotesis, pengertian judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan dan 

kegunaan penelitian dan terakhir adalah garis-garis besar isi tesis. 

Bab kedua menyangkut sekitar kehidupan Ibnu Rusyd, yang membahas tentang 

kehidupan lbnu Rusyd dan karyanya serta latar belakang pemikirannya.  

Bab ketiga dikemukakan hasil penelitian terhadap hubungan filsafat dan agama 

menurut lbnu Rusyd dengan terlebih dahulu memaparkan latar belakang pembelaan 

Ibnu Rusyd terhadap filsafat,kemudian  rekonsiliasi filsafat dan agama lbnu Rusyd,  

dan diakhiri dengan kritikan terhadap rekonsiliasi filsafat dan agama yang dilakukan 

Ibnu Rusyd. 

Bab keempat sebagai lanjutan dan penajaman hasil penelitian dengan 

mendeskripsikan perkembangan Filsafat Islam pada masa Ibnu Rusyd hingga, 

begitupula Perkembangan Filsafat Islam Pasca Ibnu Rusyd, dan di akhiri dengan 

analisa kritis terhadap Ibnu Rusyd. 

Bab lima adalah merupakan bab penutup dari seluruh rangkaian bab yang ada, 

dimana penulis menyajikan hasil berupa simpulan dan implikasi penelitian dan 

ditambah dengan kepustakaan dan lainnya. 
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BAB II 

SEKITAR KEHIDUPAN IBNU RUSYD 

A. Sekilas Tentang Kehidupan  Ibnu Rusyd 

 Ibnu Rusyd adalah seorang filosof Islam ketiga terbesar di belahan barat 

Dunia Islam yang lahir di Cordova pada tahun 520 H.l126 M. Nama lengkapnya 

adalah Abu> al-Wali>d Muh{ammad Ibnu Ah{mad Ibnu Muh}ammad Ibnu Ah{mad Ibnu 

Rusyd yang dikenal di Eropa pada zaman pertengahan dengan sebutan Averrois. Ia 

berasal dari keluarga ulama yang memiliki pengetahuan luas, terutama dalam hukum 

Islam. Neneknya dikenal sebagai ulama fiqhi dalam Maz\hab Ma>liki> dan pernah 

menjadi Hakim Agung Cordova.
1
   

 Selain itu kakeknya juga aktif dalam kegiatan politik dan sosial. Namun 

ketika kelahiran Ibnu Rusyd, Daulah Mura>bit}u>n didirikan oleh Yu>suf lbnu Tas\fi>n 

(1090-1106 M.) di Maghribi> dan berakhir pada masa kesultanan kelima, Isha>k (1146-

1147 M.). Dunia intelektual pada masa ini didominasi oleh para ahli fiqhi yang 

memiliki sikap yang tidak simpatik kepada ilmu-ilmu rasional sedang berada di 

jurang keruntuhan. Empat tahun setelah kelahiran Ibnu Rusyd, Muh{ammad Ibnu 

Tumart (1078-1130 M.) sebagai pemimpin Dau>lah Muwah{h{idu>n walat. Karena Ibnu 

Rusyd dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan ulama, maka tidak 

mengherankan bila ia tekun mempelajari agama Islam, Sejak kecilnya dari ayahnya 

sendiri Ibnu Rusyd belajar ilmu-ilmu fiqhi (hukum) sehingga di usia muda kitab al-

Muwat}t}a karangan Ima>m Ma>lik yang menjadi pegangan Maz\hab Ma>liki> dan menjadi 

anutan umat Islam Andalusia dapat dihafalnya di luar kepala. Di samping itu ia 

                                                           

 
1
Lihat Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam  (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 153.  
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belajar ilmu kedokteran kepada Abu> Ja’far Ha>ru>n dan Abu> Marwa>n Ibnu Jarbun al-

Balansi. Dan ilmu Logika, Filsafat dan Teologi ia peroleh dari Ibnu Thufail. Ia juga 

mempelajari Sastra Arab, Matematika, Fisika dan Astronomi.
2
  

 Setelah menyelesaikan pelajaran di rumah dengan asuhan ayahandanya, Ibnu 

Rusyd melangkah ke dalam sekolah kemudian melanjutkannya ke Universitas 

Cordova. Di sini sejarah tidak menyebutkan secara terperinci, dalam umur berapa 

masuknya ke sekolah dan universitas. Tetapi Ibnu Rusyd menerangkan bahwa di 

universitas ia kemudian melangkah ke masyarakat dalam usia 28 tahun.
3
 

 Pada tahun 1153 M., lbnu Rusyd pindah ke Maroko untuk memenuhi 

permintaan Khalifah al-Ma’mun, khalifah pertama dari Dinasti Muwah{h{idi>n, 

khalifah ini banyak membangun sekolah dan lembaga ilmu pengetahuan dan 

meminta Ibnu Rusyd untuk membantu mengelola lembaga tersebut. Setelah 

Khalifah Ma’mu>n meninggal, ia digantikan oleh putranya Abu> Ya’ku>b Ibnu al-

Ma’mu>n, menggantikannya sebagai khalifah pada tahun 1663 M. dan memakai gelar 

"Ami>rul Mukmini>n". Sultan ini mempunyai pengetahuan yang luas, mencintai ilmu 

dan para ulama. Salah seorang sarjana yang sangat lekat dengan khalifah dan sering 

mengundang para ulama dan sarjana adalah 1bnu Thufail dan dialah yang 

memperkenalkan Ibnu Rusyd kepada Khalifah Abu Ya’kub. Karena Ibnu Rusyd 

memiliki ilmu yang luas dan mendalam, utamanya dalam Ilmu Filsafat, khalifah Abu 

Ya’ku>b sangat terkesan, sehingga ia meminta 1bnu Rusyd untuk mengulas dan 

mengomentari buku-buku Filsafat karangan Aristoteles. Permintaan ini dipenuhinya, 

                                                           

 
2
Lihat: Hasyimsyah  Nasution, Filsafat Islam (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 

113. 

 
3
Lihat: Zainal Abidin Ahmad, Riwayat Hidup Ibn Rusyd (Averroes) (Cet. I;  Jakarta: Bulan 

Bintang, 1975), h. 38-39. 
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sehingga kedudukannya menjadi lebih menonjol dalam kalangan istana dan para 

sarjana. Kesempatan yang menguntungkan ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh 

Ibnu Rusyd. Bahkan diriwayatkan bahwa hanya dua malam saja yang dilewatkan 

tanpa menulis dan membaca yaitu malam meninggal ayahnya dan malam 

perkawinannya. Berbeda dengan Ibnu Sina, Ibnu Rusyd tidak gemar  menghadiri 

tempat-tempat hiburan dan menyaksikan tari-tarian, sehingga ia lebih disegani dan 

dihormati. Pada tahun 1169 M, ia diangkat menjadi hakim di Sevilla dan kemudian 

di Cordova pada tahun 1171 M. Pada tahun ini ia banyak menulis buku, terutama 

tentang Filsafat. Pada tahun 1182 M., Ibnu Rusyd dipanggil ke Maroko untuk 

diangkat sebagai dokter pribadi Khalifah Abu Ya’ku>b dan kemudian ia diminta 

kembali ke Cordova untuk memangku jabatan Hakim Agung. 

 Setelah Abu> Ya’ku>b meninggal, anaknya Abu> Yu>suf al-Mans}u>r 

menggantikannya sebagai khalifah. Ia sangat mengagumi dan menghormati Ibnu 

Rusyd melebihi apa yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya. Pengaruh Ibnu Rusyd 

semakin meluas, sehingga pikiran dan pendapatnya selalu menjadi kata putus. Akan 

tetapi pada tahun 1195 M. keadaan tersebut berubah total. Sekelompok fuqaha> dan 

ulama memfitnahnya, ia dituduh sebagai seorang zindi>q dan kafir. Khalifah terpaksa 

memenuhi permintaan dan tuduhan ini, sehingga ia memecat Ibnu Rusyd dari 

jabatan hakim serta dibuang ke suatu perkampungan Yahudi yang bernama Elisana, 

yang terletak kira-kira lima puluh kilometer sebelah tenggara Cordova. Semua 

bukunya dibakar, utamanya buku-buku ilmu Filsafat, kecuali buku-buku kedokteran, 

Astronomi dan Matematika. 
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 Karena bujukan para pemuka kota Sevilla, Khalifah membebaskan Ibnu 

Rusyd dan dilepaskannya serta dipanggil kembali untuk pergi ke Maroko.
4
 Tidak 

lama kemudian ia meninggal pada sore hari, Kamis, 9 Safar 595 H. Atau 10 

Desember 1198 M. Ibnu Rusyd meninggal dalam usia 75 tahun menurut hitungan 

tahun Hijriyah atau 72 tahun menurut tahun Masehi.
5
 

B. Karya-Karyanya 

 Ibnu Rusyd adalah seorang ulama besar dan pengulas yang dalam terhadap 

Filsafat Aristoteles. Kegemarannya terhadap ilmu sangat sukar dicari bandingannya. 

Karangannya meliputi berbagai bidang ilmu, seperti Fiqhi, Ushu>l, Bahasa, 

Kedokteran, Astronomi, Politik, Akhlak dan Filsafat. Tidak kurang dari sepuluh ribu 

lembar yang telah ditulisnya. Buku-bukunya ada kalanya merupakan karangan 

sendiri atau ulasan atau ringkasan. Karena sangat tinggi penghargaannya terhadap 

AristoteIes, maka tidak mengherankan kalau ia memberikan perhatiannya yang besar 

untuk mengulaskan dan meringkaskan Filsafat Aristoteles. 

 Selain itu buku-buku lain yang telah diulasnya ialah buku-buku karangan 

Plato, Aphrodisias, Plotinus, Galinus, al-Farabi, Ibnu Sina, al-Ghaza>li> dan Ibnu 

Bajjah.
6
 

 Di antara buku-bukunya yang terpenting adalah: 

1. Taha>ut al-Taha>fut, buku ini adalah merupakan buku sanggahan terhadap buku al-

Ghaza>li> Taha>fut al-Fala>sifah. Buku yang dalam bahasa aslinya adalah Arab ini, 

                                                           

 
4
Lihat Ahmad Daudy, op. cit., h. 154-155. 

 
5
Lihat Zainal Abidin Ahmad, op. cit., h. 60.   

 
6
Lihat Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 

165.  
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masih tersimpan baik dalam Perpustakaan Nasional di Istambul, Turki, sedang 

terjemahannya dalam bahasa Latin dan Hebrew masih diperoleh dalam 

perpustakaan yang besar di Eropa. Penerbitannya yang pertama dilakukan di 

Cairo pada 1885 M. (1303 H.). Dicetak oleh Matba’ah Islamiyah. 

2. Bida>yah al-Mujtahid wa al-Nih}a>yah al-Muqtas}id fi> al-fiqh. Buku ini adalah 

himpunan pendapat Ibnu Rusyd di lapangan Hukum, dengan mengemukakan 

pendapat imam-imam dan ulama-ulama ilmu Fiqh Islam. Manuskrip buku ini di 

dalam bahasa aslinya Arab masih diperoleh di perpustakaan Escorial, Spanyol 

dicetak pertama kali di Fez, Maroko pada 1327 H. (1909 M.), di Istambul Turki 

pada 1332 H. (1915 M.), dan Cairo pada 1339 H. (1922 M.) 

3. Kulliyat fi> al-T{ib (Dasar-dasar Ilmu Kedokteran). Kitab ini terdiri dari 7 jilid, dan 

manuskripnya dalam bahasa Arab masih diperoleh dalam perpustakaan Escorial, 

kecuali jilid 6 yang hanya diperoleh terjemahannya.   

4. Fas}l Al-Maqa>l fi> ma> Bain al-H{ikmah Wa al-Syari>‘ah Min al-It}t}is}a>l (Perkataan 

Tegas tentang Hubungan Ilmu Filsafat dan Agama Islam). 

5. Al-Kasyf ‘an Mana>hij al-’Adillah fi> ‘Aqa>id al-Millah wa Ta’ri>f ma> Waqa’a fi> ha> 

bi Hasabi al-Ta’wi>l min al-Syubah al-MuzayyiJah wa al-Bida’ al-Mud}illah 

(Membuka Tabir Segala Kesesatannya yang Timbul di Lapangan Keyakinan-

Keyakinan Agama). 

 Kedua buku ini (4 dan 5) adalah mengenai ilmu Teologi tentang keyakinan 

dan kepercayaan yang sering dikotori oleh paham-paham fanatik. Kedua buku 

tersebut dikarangnya pada tahun 575 H. (1179 M.), sewaktu ia berada di Cordova 

menjadi Mahkamah Agung. Terjemahan keduanya dalam bahasa Hebrew terdapat di 

Paris dan London. Buku-buku ini telah diterbitkan oleh J. Muller di Muenchen pada 
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tahun 1859 M. di dalam bahasa aslinya Arab, kemudian dikeluarkan terjemahannya 

dalam bahasa Jerman dengan nama ‚Philosophie und Theologie Van Averroes‛. 

1. Bidang fllsalat 

 Dalam bidang Filsafat menurut Hannah Al-Fakhuri dan M. Lutfi Jum’ah 

kurang Iebih 28. Namun yang paling terkenal adalah: 

a. Taha>fut al-Taha>fut. 

b. Buku ini sudah berulangkali dicetak baik dalam bahasa aslinya (Arab) maupun di 

dalam bahasa Latin dan Hebrew, ataupun dalam bahasa-bahasa modern. 

c. Syarh} Kita>b al-Sama>‘i> wa al-Ard} Ii Aristu> (Komentar Terhadap Buku Aristoteles 

tentang Langit dan Bumi). Seperti namanya buku ini menafsirkan pendapat 

falsalah Aristoteles tentang langit dengan segala bendanya dan bumi dengan 

segala isinya. 

d. Syarh} Kita>b ma> Wara>‘a al-Tabi’ah Ii Aristu> (Komentar Terhadap Karangan 

Aristoteles tentang Ilmu Metafisika). Sebagai ilmu yang sangat laris di dalam 

Abad Pertengahan itu, maka penafsiran yang diberikannya terhadap pendapat 

Aristoteles dan pendapat sendiri yang dikemukakannya.betul-betul menarik 

perhatian dunia di masa itu. 

e. Al-su’a>l wa al-Ajwibah fi> al-Nafs (Soal Jawab tentang Ilmu Psikologi). 

f. Al-Masa>il al-Falsafah (Berbagai Masalah dalam Ilmu Filsafat).
7
 

g. Risa>lah fi> Ta’alluqi ‘Ilmillah{{m ‘Adami Ta ‘alluqihi> bi al-Juz’iyah. 

h. Tafsi>r ma> Ba’dah al-T|abiah. 

i. Fas}l al-Maqa>l fi> rna> bain al-H{ikmah wa al-Syari>‘ah min al It}t}is}a>l (Perkataan 

Tegas tentang Hubungan Ilmu Falsalat dan Agama Islam). 

                                                           

 
7
Lihat Zainal Abidin Ahmad, op. cit, h. 128-132. 
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j. Al-Kasyf ‘an Mana>hij al-Ad}illah fi> ‘Aqaid Ahl al-millah wa Ta’ri>f ma> Waqa’a 

fi>ha> bi Hasabi Ta’wi>l min al-Syubah al-Muzayyifah wa al-Bida’ al Mud}illah 

(Membuka Tabir Segala Kesesatan yang Timbul di Lapangan Keyakinan-

Keyakinan Agama). 

k. Naqdu al-Naz}ariyah Ibnu Sina> Abi> al-Mukmin Ii Z\a>tihi> wa al-Mukmin Lighairihi>. 

l. Risa>lah fi> Wuju>di al-’Azali> wa al-Wuju>di al-Mu’aqqad. 

m. Risa>lah fi> al-’Aqli> wa al-Ma’qu>li>.8 

2. Bidang Kedokteran 

 Khusus mengenai . hasil-hasil karyanya di lapangan kedokteran, sebanyak 20 

buah disebutkan oleh dokter Muh}ammad ‘At}i>f Al-’Ira>qi> sebagai berikut: 

a. Kita>b al-Kulliyat, ada juga yang biasa menyebut nama kitab ini dengan  al-

Kulliyah fi> al-T{ib (Himpunan Kedokteran). 

b. Syarh Urju>zah Ibnu Sina fi> al-T{ibb (Komentar terhadap Buku Syair Ibnu Sina 

tentang Kedokteran). 

c. Al-Tirya>q (Pengobatan). 

d. Risa>lah al-Mufrada>t (Kata-Kata Istilah dalam Pengobatan). 

e.  Fi> al-Mi>za>j al-Mu’tadil (Perasaan Badan yang Normal). 

f. Tanawwu’ al-Mi>za>j wa Taba>yunuhu> (Bermacam-macam Persamaan dan 

Perbedaannya). 

g. Talkhi>s Kita>b Hilat al-Bar’i Ii Jalinus (Ringkasan Buku Galenus tentang 

Taktik/Cara-Cara Pengobatan). 

h. Ard} Kita>b al-’Adawiyyah al-Mufradah (Resep-Resep Pengobatan yang Berasal 

Tunggal). 

                                                           

 
8
Lihat Sudarsono, Filsafat Islam (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 94-95. 
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i. Ard} Kita>b al-Mi>za>j Li Jalinus (Temperamen Badan Menurut Galen).  

j. Ard} Kita>b al-ast}aqsa>t Li Jalinus (Tantangan Terhadap Asal Usul Benda Menurut 

Galen). 

k. Ard} Li Maqa>la>ti Jalinus al-Kha>s}s}ah bi Tasykhi>s} al-A’d}a>i al-Mushabah (Bantahan 

terhadap Karangan-Karangan Galenus tentang Pemeriksaan Anggota-Anggota 

yang Sakit). 

l. Mubahas\a>t Mutaba>dilah bain ‘Abi> Bakr Ibnu Thufail wa bain Ibnu Rusyd fi> 

Was}fih al-Dawa’ fi> Kita>bih al-Musamma> bi al-Kulliyya>t (Diskusi Timbal Balik 

antara Ibnu Thufail dengan Ibnu Rusyd tentang Sifat Pengobatan yang 

Disebutkan di dalam Bukunya Al-Kulliyya>t). 

m. Kita>b fi> Hanniyya>t al-Ufu>nah (Kitab tentang Demam Panas yang Ditimbulkan 

oleh Mikroba dalam Kantong Perut). 

n. Masa>lah fi> Tanawub al-Himya> (Masalah Demam Karena Sakit Kantong Perut). 

o. Niza>m al-Mulayyina>t fi> al-T{ib (Peraturan tentang Pemakaian Obat-Obat yang 

Lembut di dalam Kedokteran). 

p. Fi> al-Was}i>lah al-Tana>sul (Cara-Cara tentang Soal Turunan). 

q. Jaba>t au> lrsya>da>t fi> Maudu>‘i al-Is}a>m (Petunjuk atau Nasehat-Nasehat tentang 

Pengobatan/Membersihkan Anggota-Anggota Dalam). 

r. Ard{ ‘au> Syarhun Wasithun li kita>b al-Hamiyya>t Ii Jalinus (Uraian atau Penjelasan 

Sederhana tentang Soal Pencegahan Penyakit menurut Galenus)  

s. Ard} Ii kita>b al Quwwah al-T{abi’iyyah Ii Jalinus (Kupasan tentang Kekuatan 

Alamiah Karangan Galenus). 

t. Ard} Ii Kita>b ‘Ilali al-Amrad} wa l’rad}iha> Ii Jalinus (Kupasan tentang Sebab-Sebab 

Penyakit dan Cara-Cara Pengobatannya Karangan Galenus). 
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