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ABSTRAK 

Nama  : Mutahirah 

NIM  : 30100118055 

Judul Skripsi : “Berpikir Logis dalam Menemukan  Kebenaran Perspektif                

Aristoteles” 

 

 Skripsi ini membahas tentang berpikir logis dalam menemukan kebenaran 

perspektif Aristoteles, yang memiliki tiga rumusan masalah antara lain: 1) 

Bagaimana pengertian berpikir logis? 2) Bagaimana metode dan kriteria berpikir 

logis filsafat Aristoteles? 3) Bagaimana pola berpikir logis Aristoteles dalam 

menemukan kebenaran? Penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam 

tentang berpikir logis dalam pemikiran Aristoteles.  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yaitu menggunakan suatu metode kepustakaan (Library Research), 

dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, jurnal, dan topik yang berkaitan 

dengan judul serta menjadikan tulisan dari hasil pemikiran Aristoteles sebagai 

referensi utama (sumber primer) dan juga karya orang lain yang membahas 

tentang cara berpikir Aristoteles sebagai referensi tambahan (sumber sekunder). 

Dalam menjawab permasalahan ini penulis menggunakan pendekatan filosofis 

dan pendekatan historis.  

 Hasil penelitian dari pembahasan tentang berpikir logis dalam menemukan 

kebenaran perspektif Aristoteles, antara lain: 1) Berpikir logis adalah suatu proses 

berpikir dengan menggunakan logika, rasional dan masuk akal. Berpikir logis 

dapat dikatakan berpikir konsisten, mendalam, dan kritis dengan keyakinan yang 

didukung oleh argumen yang valid untuk mendapatkan kesimpulan yang benar. 

Dan konsep logika adalah paham berpikir dalam proses mencari kebenaran dan itu 

menyatakan bahwa kesahihan (validitas) sebuah argumen ditentukan oleh bentuk 

logisnya. Suatu pemikiran disebut lurus, tepat dan teratur apabila pemikiran itu 

sesuai dengan hukum, aturan, dan kaidah yang ditetapkan dalam logika. 2) 

Metode yang digunakan yaitu metode induktif dan metode deduktif. Dan kriteria 

berpikir logis menjadi suatu ukuran untuk menemukan kebenaran dalam berpikir. 

3) Pola berpikir logis menjadi faktor yang mendasar memengaruhi tindakan 

manusia dengan komunikasi antara pikiran dan perbuatan menjadi hal yang tidak 

terpisahkan, maka dengan terbiasanya dalam berpikir logis sehingga memengaruhi 

cara pandang manusia dalam memandang sesuatu. 

 Implikasi dari penelitian ini diharapkan dengan cara berpikir logis, 

seseorang akan mampu berpikir secara jernih sehingga mampu membedakan dan 

mengkritisi kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan dengan melihat 

kejadian apakah itu masuk akal atau sesuai dengan ilmu pengetahuan atau tidak. 

Sehingga dengan berpikir logis menjadi sebuah proses berpikir dengan bijak agar 

tidak mudah dalam mengambil kesimpulan tanpa dipertimbangkan dengan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses epistemologi filsafat tampaknya menjadi perkara sulit untuk 

didefinisikan sulit menjelaskan terkait adanya batasan yang pasti dianggap benar 

mengenai kata filsafat itu. Buktinya dapat dilihat dari pendapat filosof yang 

berbeda-beda dalam mendefinisikan filsafat. Walaupun terkesan sulit bila hanya 

sekedar memahami atau menganalisis dari pengertiannya dapat dilihat secara 

etimologis dan secara terminologis. Filosof dalam bahasa Arab disebut dengan 

Failasuf.
1
 Istilah filsafat bermula dari bahasa Yunani yang disebut Philosophia.  

dasarnya terdiri atas Philein/Philia dan Sophia.
2
 Kata Philein/Philia terkandung 

maksud cinta, dalam makna luas, sesorang sebagai rasa ingin tahunya  kepada 

kebijaksanaan kebenaran ilmu pengetahuan.
3
 Sementara itu, Sophia, terkandung 

kebijaksanaan. Alhasil filsafat sederhananya adalah mencintai kebijaksanaan.
4
 

Filsafat dalam terminologis berupa renungan, belajar dari hal-hal yang jadi 

pertanyaan mengenai keadaan kehidupan keseluruhan dengan satu analisa di 

lakukan hari-hati terhadapat penalaran-penalaran sesuatu yang harus diselesaikan, 

dan menyusun sesuatu secara teratur dalam sistem, dengan penglihatan yang di 

                                                             
1 Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu (Cet, II; Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2005, h. 4. 

Lihat pula Juhaya S. Praja, dalam Aliran-Aliran Filsafat dan Etika, h. 1-2. 

2
 The Liang Gie, Suatu Konsepsi Ke Arah Penertiban Bidang Filsafat, Alih Bahasa Alih 

Mudhafir (Yogyakarta : Karya Kencana, 1977), h. 5. 

 
3
 Abdullah H. Abd. Thalib, Pengantar Filsafat; Suatu Pengenalan Awal Memasuki Seluk 

Beluk Dunia Filsafat, (Cet. II; Gowa: Gunadarma Ilmu, 2014), h. 9. 

4 Manuel VelasQues, Philosophy A Text With Readings (The United States Of America: 

Wadsworrth Publishing Company, 1999), h. 1.  
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jadikan dasar perbuatan.
5
 Dengan demikian dapat dikatakan sebagai 

sebuah usaha maksimal yang dilakukan seseorang dalam mencari kejelasan dan 

kecermatan dalam mencari adanya fakta-fakta, prinsip-prinsip dan juga realitas. 

Filsafat adalah usaha-usaha mencari kebijaksanaan dapat dilakukan melalui 

empiris, rasional dan akal budi  lebih dalam pemahamannya, teratur, bertindak 

serta menyeluruh untuk menemukan kebenaran hakiki mengenai segala sesuatu 

yang ada dan mungkin ada.
6
 proses berpikir mendalam yang dilakukan oleh 

manusia dalam mencapai suatu kebenaran. 

Salah satu bagian filsafat menuntun manusia dalam berpikir dengan benar 

adalah logika.
7
 Logika merupakan instrumen yang dapat ampuh dalam mengelola 

nalar sehingga memperoleh sebuah pengetahuan yang benar.
8
 Aristoteles salah 

seorang filosof berhasil dalam merumuskan ilmu tentang kaidah-kaidah logika 

secara sistematis. Untuk itu, sebelum membahas lebih dalam tentang cara berpikir 

dan konsep logika dari Aristoteles terlebih dahulu akan dibahas tentang apa itu 

berpikir. 

                                                             

 5 Louis O. Kattsoff, The Elementry Of Philosophy, diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia dengan judul „Pengantar Filsafat‟ (Yogyakarta Tiara Wacana, 1992), h. 5-6. 

 
6
 Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam (Cet. 

IV; Jakarta: Kalam Mulia Jakarta, 2015), h. 1. 

7 H, De Vos. Science. Philosophy and Religion, terj: Endang Saifuddin Anshari, dengan 

judul : Ilmu Filsafat dan Agama, (Cet. IX : Surabaya : Bina Ilmu, 1991), h. 94. 

8 Baharuddin Salam, Logika Formal : Filsafat Berpikir, (Cet I : Jakarta : PT. Bina 

Aksara, 1988), h. 3. 
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Berpikir merupakan suatu kegiatan atau aktivitas mental yang dilakukan 

oleh seseorang ketika sedang dihadapkan dengan masalah dan harus dipecahkan.
9
 

Berpikir pada dasarnya ialah pertalian isi pikiran seseorang yang apabila sedang 

berpikir kemungkinan besar akan memunculkan adanya kemampuan baik dalam 

hal mengingat, mempertimbangkan, menguraikan, membandingkan serta 

menghubungkan sesuatu hal dalam pikirannya yang membuat seseorang dapat 

mengambil keputusan dan menemukan ide dalam menyelesaikan masalah yang 

tengah dihadapi sehingga dengan mudah dalam menarik sebuah kesimpulan yang 

dianggap benar sesuai dengan realita.
10

 Diketahui bahwa Aristoteles menjadi 

orang yang pertama dalam membentangkan jalan dalam akal budi diaturnya 

sebuah aturan. Dalam hal ini Aristoteles memberi nama sebagai proses “analitika” 

sebuah usaha tentang pendapat-pendapat yang keluar dari titik tolak  sebuah hasil 

keputusan benar. Sedangkan “dialektika” bagi sebuah usaha tentang pendapat-

pendapat yang bertitik tolak dari sebuah keputusan masih diragukan.
11

 

 Berpikir adalah kegiatan yang ada pada akal untuk mengetahui sebuah 

pengetahuan yang dapat diterima oleh panca indra sehingga mampu mencapai 

kebenaran.
12

 Dalam kegiatan berpikir yang ditunjukkan di dalam logika untuk 

menjadi sebuah wawasan berpikir tepat sesuai dengan penggarisan logika yang di 

kenal dengan sebutan berpikir logis. Berpikir logis adalah suatu proses menalar 

                                                             
9 Depdiknas, Mata Pelajaran Matematika Sekolah At as (SMA) dan Madrasah Aliyah 

(MA), (Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang, 2006). 

 10 Rafael Raga Maran, Pengantar Logika, (Jakarta: Grasindo 2007), h. 14. 

11 Nanang Martono, Dalhar Shodiq. Dasar-Dasar Logika: Sebuah Intisari Metode 

Berpikir Logis dan Kritis (Cet. I ; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 12. 

12 Baharuddin Salam, Logika Formal: Filsafat Berpikir, (Cet. I; Jakarta: PT. Bina Aksara, 

1988), h. 1. 
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dalam objek yang dipikirkan dan kemudian dihubungkan dengan pendapat 

sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang sudah sesuai dengan aturan dari 

logika tersebut. Dengan demikian, berpikir secara logis itu sama dengan berpikir 

konsisten yang dapat memperoleh adanya kesimpulan yang dapat di 

pertanggungjawabkan. 

 Manusia dalam kehidupannya sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya 

berpikir. Manusia adalah makhluk yang dibekali akal oleh Allah. Dalam 

menjalani kehidupannya manusia mampu menggunakan akalnya untuk mencapai 

tujuan hidupnya. Setiap orang pastinya memiliki kebutuhan dalam berpikir  

dengan demikian manusia mampu mengetahui mana yang baik dan benar 

sehingga dapat terhindar dari kesalahan. 

 Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang selalu ingin mencari 

kebenaran. Manusia tidak pernah puas dalam mempertanyakan sesuatu yang ada 

disekitar yang mampu menarik perhatiannya baik itu tentang manusia, alam, 

bahkan tentang Tuhan (Agama). Dalam mencari sebuah kebenaran yang dilalui 

dengan proses bertanya menjadi hasil dari proses pemikiran. Melalui proses 

berpikir itulah manusia dapat memperoleh kebenaran. Kata benar berarti sudah 

sejalan dengan adanya fakta, juga sudah sejalan dengan apa yang telah di 

sampaikan orang lain dan yang paling penting itu sudah sejalan dengan hasil yang 

ada dalam pemikiran untuk mendapatkan kepuasan.
13

  

 Aristoteles adalah seorang bapak logika sepanjang zaman. Logika 

Aristoteles memengaruhi metode berpikir pemikir-pemikir besar yang pernah 

                                                             
13 Endang Saifuddin Anshari, Ilmu Filsafat dan Agama, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 

18. 
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lahir di dunia ini, di Timur dan di Barat. Beliau dikenal sebagai pemrakarsa 

sekaligus pelopor dalam pembukuan pengetahuan logika melalui karya 

monumentalnya „Organon‟. 
14

 Sebelum membahas lebih dalam tentang logika 

Aristoteles, terlebih dahulu dijelaskan tentang pengertian dari logika itu sendiri. 

Untuk itu dapat diketahui bahwa logika dari bahasa Yunani (logos) yaitu 

perkataan hasil pendapat akal budi. Logos kemudian menjadi kata „logikos‟. 

logikos di maknai sebagai sesuatu yang diucapkan pendapat dalam pendapat baik 

dan buruk daya pikir, sasaran tujuan kata, yang kemudian dituangkan ke dalam 

bahasa.
15

 

 Logika yang dimunculkan Aristoteles adalah logika atau cara berpikir 

yang diciptakannya itu membentuk kesistematisan yang tercakup di dalamnya 

penegrtian, pertimbangan, dan penalaran. Harus diakui bahwa logika sudah ada 

sebelum Aristoteles akan tetapi waktu itu masih dalam pengertian seni berdebat.
16

 

Logika dapat digunakan dalam mencari hal benar dan tidak benar. Dalam pola 

pikir manusia dengan logika ini manusia akan sampai pada pemahaman yang luar 

biasa. Berpikir secara logis sama dengan berpikir cerdas, proses ini mengarahkan 

pada pemikiran yang mengarahkan ke depan sehingga mampu membuat dalam 

menemukan sebuah hal baru yang istimewa dari penalaran.

                                                             
14 Hasbullah Bakry, Sistematika Filsafat, (Cet. VI ; Jakarta: Wijaya, 1980), h. 17. 

15 Nanang Martono, Dalhar Shodiq. Dasar-Dasar Logika: Sebuah Intisari Metode 

Berpikir Logis dan Kritis (Cet. I ; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 5. 

16 M. Taib Thahir Abd, Mu‟in. Ilmu Mantiq (Cet. I : Jakarta: Wijaya, 1966), h. 17. 



6 
 

 
 

 Logika dapat dijadikan sebagai hal dalam melakukan penarikan 

kesimpulan menggunakan cara tertentu yang sudah dianggap benar. Logika adalah 

berpikir dengan cara teratur menurut hukum logika berdasarkan adanya hubungan 

sebab dan akibat. Ajaran Aristoteles dalam logikanya  merupakan tentang ajaran 

jalan pikiran dan pembuktian, maksud dari jalan pikiran baginya adanya berupa 

silogisme yang terkandung adanya putusan dua disusun secara hingga 

menimbukan terciptanya putusan ketiga.
17

 Model silogisme Arsitoteles yaitu 

silogisme kategorik karena semua proposisinya kategorik. Kompoenen 

silogismenya yaitu premis mayor, premis minor dan kesimpulan. Berpikir 

epistemologis Aristoteles dalam logikanya menggunakan metode induktif dan 

deduktif.  

 Aristoteles dalam pemikiran logikanya metode deduktif dimanfaatkan 

dengan dijadikan sebagai dasar dalam logika formal.
18

 Dalam menemukan 

kebenaran logika itu menjadi bagian dari proses penalaran. Adanya penarikan 

kesimpulan yang dilakukan dibeberapa premis di dalamnya terdapat pengetahuan 

yang benar, kemudian premis tersebut disatukan sehingga mampu sampai pada 

suatu pemahaman yang terdapat kesimpulam dan adanya terdapat nilai untuk 

kebenaran.
19

 

  Kitab suci Al-Qur‟an pun memerintahkan manusia agar dapat 

menggunakan pikirannya dengan baik. Konsep Al-Qur‟an dalam berpikir 

                                                             
17

 Poejawitna, Pembimbing Ke Arah Filsafat, (Cet. V; Jakarta: PT. Pembangunan, 1980), 

h. 33. 

 18 Arnawi Armaidy, Filsafat Barat Pra-Modern, (Sleman: Gajah Mada Universitas Press, 

2021) h. 62. 

19 Jujun S Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan, 1984), h. 46.  
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menggunakan akal menunjukkan bahwa betapa pentingnya menggunakan akal 

sehingga dapat dijadikan sebagai parameter dalam keadaan maju dan juga 

mundurnya kehidupan. Kemampuan berpikir baik yang dimiliki itu membuat 

manusia sebagai makhluk yang diberi amanah sebagai khalifah yang 

bertanggungjawab di bumi ini.
20

 Al-Qur‟an memerintahkan kepada seluruh 

manusia dalam memikirkan tentang bentuk penciptaan Allah dan pengaturan 

peredaran tentang kosmologi. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Ankabut/29:20.  

رُوۡا فِِ الَۡۡرۡضِ فاَنْظرُُوۡا كَيۡفَ بدََاَ الۡۡـَلۡقَ  ُ يُـنۡشِئُ النَّشۡاةََ الۡۡهخِرةََ   قُلۡ سِيـۡ َ عَلهى كُلِّ  ؕ    ثَُّ اللّهّ اِنَّ اللّهّ
ر  
ۚ   شَىۡءٍ قَدِيـۡ  

Terjemahnya:  

 “Katakanlah berjalanlah di muka bumi. Maka perhatikanlah bagaimana     

 (Allah) memulai penciptaan (Makhluk). Kemudian Allah menjadikan 

 kejadian akhir. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”.
21

 

 Hamka menjelaskan tafsir ayat ini di dalam kitab tafsir Al-Azharnya, 

tentang bagaimana diperintahkan manusia itu untuk tidak kaku, melainkan harus 

berinovasi dan bergerak di dalam kehidupan dan menyelidiki bagaimana asal 

muasal kita diciptakan dan mengetahui tugas sesungguhnya sebagai manusia 

untuk mencapai tujuan dengan sama-sama kembali pada-Nya ke dalam Jannah-

Nya. Di dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan sebagai berikut: “Katakanlah: 

mengembaralah di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Dia memulai 

penciptaan.” Manusia di suruh mengembara di muka bumi supaya jangan seperti 

katak di bawah tempurung, jangan membeku tidak berpikir dan tidak 

                                                             

 20 Fazlur Rahman, Tema Pokok Al-Qur‟an, Terj: Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 

1983), h. 26-27. 

 21 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (t.c; Surabaya: Halim 

Publishing dan Distributing, 2018), h. 398. 



8 
 

 
 

menyelidiki.
22

 Dengan memperhatikan bagaimana asal mulanya permulaan 

kejadian di dunia ini. manusia memiliki potensi yang diberikan oleh sang Pencipta 

yang kegunaannya sangat luar biasa yaitu akal pikiran. Manusia diciptakan untuk 

bergerak bukan menjadi statis atau tidak bergerak. Bergerak yang dimaksud ialah 

mencari ilmu pengetahuan dan melakukan perjalanan agar menemukan banyak 

pengalaman dan pelajaran berharga. 

 Ayat di atas menjadi seruan yang jelas terkait dalam hal untuk melihat, 

mengkaji kemudian menganalisis dalam konteks ilmiah kepada seluruh makhluk 

juga terkait masalah peristiwa tentang kosmologi. Dengan demikian dapat 

mengetahui bagaimana berpikir secara biologis dan kejiwaan dalam pembentukan 

diri. Dengan adanya aktivitas manusia dalam berpikir itu akan menjadi dasar 

dalam pembinaan dan pengembangan diri, manusia dengan fitrah berpikirnya 

tidak mungkin juga  mudah dapat berkembang ketika tidak dirancang dengan baik 

jika tidak dilakukan suatu hal. Manusia menyampaikan perasaannya, memecahkan 

masalah yang dihadapinya juga dengan mampu menerima hasil pikiran orang lain 

dengan berpikir. Alwasilah menyatakan adanya pemberdayaan akan menimbulkan 

kemampuan berpikir yang bertahap bisa didapatkan secara eksternal baik itu dari 

penciptaan suatu lingkungan yang kondusif keluarga, teman, dan masyarakat. 

Kemudian secara internal didapatkan dengan meningkatkan kesadaran untuk 

membentuk pola pikir yang unggul pada pendidikan.
23

 

                                                             

 
22

  Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 6 (Cet. III; Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 

2003), h. 5413. 

23 Chaedar Alwasilah, Filsafat Bahasa dan Pendidikan, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 

2010), h. 16. 
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B. Rumusan Masalah 

 Hasil uraian di atas berdasarkan latar belakang, sebagai peneliti tertarik  

melakukan sebuah penelitian untuk mengkaji lebih mendalam maka pokok 

permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pengertian berpikir logis? 

2. Bagaimana metode dan kriteria berpikir logis filsafat Aristoteles? 

3. Bagaimana pola berpikir logis Aristoteles dalam menemukan kebenaran? 
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C. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka menjadi sebuah kegiatan dalam mencari dan juga 

mendapatkan referensi yang mempunyai hubungan dengan judul yang akan di 

lakukan penelitian. Dengan demikian terdapat beberapa referensi telah ditemukan 

kemungkinan sedikit memiliki kemiripan dengan judul yang akan diteliti di 

antaranya sebagai berikut: 

 Pertama Skripsi Irmaida dalam judul “Peningkatan Kemampuan Berpikir 

Logis Anak Usia 5-6 Tahun Melalui Media Papan Flanel Di RA Fathun Qarib 

Banda Aceh” isi pembahasannya menjelaskan Anak dalam usia dini disebut Anak 

yang berusia 0-8 tahun dan pada masa itu disebut sebagai masa tumbuh dan 

berkembang pada fisik dan mentalnya, situasi yang seperti itu potensi belajar yang 

dimiliki Anak besar untuk peka terhadap perkembangannya.
24

 Setiap manusia 

dalam perkembangannya mempunyai karakteristik tertentu, Dalam 

menstimuluskan karakteristik tersebut dalam melihat perkembangan 

menggunakan suatu media atau perantara kemungkinan besar akan mampu 

terciptanya proses belajar pada Anak.
25

 Di antara banyaknya ada satu media 

efektif bisa dimanfaatkan Anak meningkatkan kemampuannya dalam berpikir 

logis yaitu papan flanel. Papan flanel menjadi sarana yang dapat digunakan pada 

kayu berbentuk papan yang sudah digabung mempunyai ciri mengandung serat 

lembut (kain flanel). Kain flanel gampang berbentuk hingga dapat memunculkan 

hasil kreasi dari kain tersebut. Perkembangan kognitif menjadi salah satu bagian 

berpikir logis begitu pula dalam hal pendidikan Anak usia dini agar dapat 

                                                             
24 Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 3. 

25 Usman Basyiruddin, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 136. 
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menerapkan dalam kehidupannya sehingga akan menjadi pendukung keberhasilan 

suatu tindakan terlebih dalam hal mengambil keputusan.  

Kedua Skripsi Masita dalam karangan “Pengaruh Logika Aristoteles 

Terhadap Pemikiran Mu‟tazilah” isi pembahasannya menjelaskan tentang seorang 

filosof kenamaan dari Yunani yang dikenal sebagai bapak logika yaitu 

Arsitoteles.
26

 Aristoteles juga disebut sebagai Guru pertama dalam ilmu 

pengetahuan dengan lebih dulu menerangkan di bidang ilmu pengetahuan sebagai 

kesiapan guna menggunakan akal budi sesuai kaidah ilmu pengetahuan, terkait hal 

tersebut banyak para ahli yang menganggap bahwa logika Arsitoteles sangat 

penting dalam menguji kebenaran dan pengetahuan.
27

 Sehubungan dengan isi 

pembahasan dalam skripsi ini segolongan pemikir Islam yang menggunakan 

ajaran logika Aristoteles yaitu golongan Mu‟tazilah yang menjadikan sebagai 

sarana untuk menolak serangan lawannya. Penggunaan logika dalam mengkaji 

ajaran-ajaran Islam bagi Mu‟tazilah untuk mempertahankan ajaran-ajaran Islam 

itu sendiri, baik dari ancaman luar maupun ancaman dari dalam Agama itu 

sendiri. 

 Ketiga Sri Hartini yang berjudul “Pengaruh Kemampuan Berpikir Logis 

Matematis Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Matematika 

Yang Di kemas Dalam Bentuk Cerita”  pembahasannya ditunjukkan kepada 

seluruh Siswa kelas VIII SMPN 9. Dalam pembahasannya belajar matematika itu 

berkaitan dengan penalaran logis dan memiliki hubungan dengan bilangan pada 

matematika, matematika tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan lain karena  

                                                             
26 Mohamma Hatta,  Alam Pikiran Yunani, (Cet. III; Jakarta: UI. Press, 1986), h. 121. 

27 Kees Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, (Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 1975), h. 138. 
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menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Mempelajari matematika penting karena 

memiliki nilai-nilai agar seseorang dapat berpikir logis, rasional efektif dan 

sistematis sehingga mampu melatih cara berpikir dalam mengembangkan kreatif, 

dan kemampuan memecahkan permasalahan. Dengan adanya kemampuan yang 

dimiliki Siswa dalam bernalar tinggi yang dilihat dari kemampuannya berpikir  

logis, baik bersifat deduktif suatu gambaran yang di dapat menjadi sesuatu hasil 

akhir logis dari kesesuaian dengan kenyataan.
28

 Kemampuan Siswa sangat erat 

kaitannya dengan kemampuan dalam berpikir logis matematis, sehingga dengan 

adanya kemampuan itu akan menemukan adanya suatu kebenaran yang di 

dasarkan pada aturan, pola dari logika tertentu.
29

 

 Keempat Jurnal yang di tulis oleh Nia Indah Purnamasari, dan Nur Arifah 

Yusma yang berjudul “Mengembangkan kemampuan Berpikir Logis Anak 

Melalui Kegiatan Bermain Warna” Jurnal ini membahas tentang bermain menjadi 

cara tepat mengembangkan potensi dan kemampuan anak didik. prinsip bermain 

mengandung rasa yang lebih mementingkan proses daripada hasil. Lihat sama 

asas pokok berpikir di TK yaitu bersenang-senang sambil belajar, belajar seraya 

bersenang-senang, kegiatan bersenang-senang menggunakan warna menggunakan 

metode eksperimen anak dapat membedakan jenis-jenis warna dengan baik  

kelompok B di TK Dharma Wanita Persatuan Ngingas Waru Sidoarjo. Potensi 

anak dapat dirangsang melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, sehingga 

                                                             

 28 Departemen Pendidikan Nasional, Mata Pelajaran Matematika Sekolah Menengah Atas 

Madrasah Aliyah, (Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas), 2003, h. 6-7. 

 29 Dian Usdiyana, dkk, “Meningkatkan Kemampuan Berpikir Logis Siswa SMP Melalui 

Media Pembelajaran Matematika Realistik” Jurnal Pengajaran MIPA, (vol. 13, no. 1, April 2009), 

h. 2. 



13 
 

 
 

membangkitkan rasa ingin tahu, menyenangkan dan itu bermanfaat terhadap 

perkembangan anak. Salah satu kemampuan yang memiliki peranan penting bagi 

anak adalah kemampuan kognitif dalam berpikir secara logis  menggunakan akal 

dengan dasar konsisten terhadap keyakinan-keyakinan didukung dengan pendapat 

yang valid.
30

 

D.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yang bersifat 

kualitatif. Penulis memakai metode kepustakaan (Library Research). Metode 

kepustakaan ini sebuah jenis untuk penelitian di dalamnya terdapat 

pengumpulan datanya seperti di buku, jurnal yang memiliki sifat ilmiah.
31

 jika 

penelitian ini dilihat dari sisi proses melaksanakan jenis kegiatan pengolahan 

data ini merupakan penelitian pustaka yang menekankan pada penyelidikan 

buku-buku memiliki hubungan dengan pokok penelitian.
32

 Sebuah pengolahan 

data yang mengumpulkan berbagai teori maupun pandangan serta pikiran-

pikiran yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti, dengan kata lain 

penelitian ini mengandalkan data pustaka yang kemudian di olah sebagai 

bahan penelitian.
33

 Library Research Penelitian kepustakaan merupakan suatu 

metode memiliki kaitan pengumpulan data pustaka, membaca,  mencatat, dan 

                                                             

 30 Munifah Bahfen, “Meningkatkan Keterampilan Berpikir Logis Matematis Melalui 

Permainan Logico, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini”, vol. 2. no. II, (November, 2008), h. 33. 

31 A Kadir Ahmad, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, (Makassar: Indobis 

Media Center, 2003), h. 106.  

 32 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya 

2001), h. 1. 

33 Cik Hasan Basri, Model Penelitian Fiqih, (Bogor: Prenada Media, 2003), Cet. II, h. 89. 
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mengolahnya sebagai bagian dari bahan untuk penelitian.
34

 Dalam studi 

kepustakaan yang dilakukan peneliti yaitu mengolah informasi berhubungan   

topik masalah yang diteliti. 

2. Metode Pendekatan 

 Penelitian ini memakai metode pendekatan sebagai berikut: 

a. Pendekatan Filosofis peneliti menggunakan pendekatan ini karena pendekatan 

filsafat dapat dijadikan sebagai pembebas untuk manusia agar dapat terhindar 

dari kesalahan berpikir baik itu secara logis dan sistematis.
35

 Pada pendekatan 

ini berlandaskan pada cara menganalisis pemikiran secara mendalam terhadap 

sebuah objek permasalahan yang akan peneliti kaji.
36

 

b. Pendekatan Historis peneliti menggunakan pendekatan ini karena membahas 

tentang adanya sejarah dan peristiwa yang terjadi dengan memerhatikan baik 

unsur tempat, kapan waktu latar belakang peristiwa tersebut.
37

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 34 Mustika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 

2004), h. 2. 

35
 Paulus Wahana, Filsafat Ilmu Pengetahuan, (Yogyakarta: Pustaka Diamond, 2016), h. 

28. 

36 Anton Bekker dan Ahmad Charriz Zubair, Metode Penelitian Filsafat, (Cet. I: 

Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 61.  

37 Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitasatauhistorisitas, (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 1996) h. 24-25. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

 Metode mengumpulkan data memakai metode dari literatur 

kepustakaan dengan membaca buku yang di dalamnya terkandung objek yang 

nantinya akan diteliti yang terdapat pada sumber primer dan sekunder. Sumber 

data pokok (sumber data primer), dijadikan sebagai landasan untuk 

memperoleh data primer tersebut sebagai sumber utama dalam penelitian.
38

 

Penelitian ini maksudnya adalah  memakai literatur (kepustakaan) dijadikan 

sumber utama, berupa buku, dan laporan hasil penelitian sebelumnya.
39

 Pada 

sumber primernya pada buku yang di tulis oleh Nanang Martono, Dalhar 

Shodiq yang berjudul dasar-dasar logika: sebuah intisari metode berpikir logis 

dan kritis. Sedangkan sumber data tambahan (sumber data sekunder),  dengan 

memperoleh tambahan data  sebagai pendukung kuatnya dipandang dapat 

membantu tempat keluarnya data pokok.
40

 Pada sumber sekunder di dapatkan 

dari data sifatnya tertulis karena diperoleh dengan mengumpulkan berbagai 

bentuk literatur baik dari buku, jurnal maupun artikel terkait dengan alur dari 

pemikiran Aristoteles.  

 

 

 

                                                             

 38 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: 

2010), h. 145-146. 

 39 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasi, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2002), h. 11. 

 40 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 152. 
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4. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Deskripsi adalah memberikan gambaran dengan menafsirkan suatu hal dari 

data yang telah ada sesuai dengan keadaan atau situasi yang sebenarnya, 

kemudian dengan menyajikan objek-objek secara jelas dan terperinci.
41

 

b. Analisis sebagai suatu penyelidikan terhadap peristiwa yang membutuhkan 

adanya pemahaman lebih dalam dengan membandingkan dari hasil pikiran 

yang lainnya. 

E.  Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengertian berpikir logis  

b. Untuk mengetahui metode dan kriteria berpikir logis filsafat Aristoteles 

c. Untuk mengetahui pola berpikir logis Aristoteles dalam menemukan 

kebenaran. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Diharapkan dengan adanya pengolahan data ini mampu membagikan 

sumbangan berupa hasil pemikiran pengetahuan secara umum sehingga 

dapat dijadikan sebagai landasan dalam bersikap menghadapi 

permasalahan dalam kehidupan. 

2) Sebagai bahan renungan bagi masyarakat agar dapat terhindar dari 

kesalahan- kesalahan berpikir. 

                                                             
41 Anton Bekker dan Charris Zubair, Metode Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisisus, 

1990), h. 54. 
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3) Sebagai bentuk kontribusi terhadap tanggungjawab Akademik. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Diharapkan adanya penelitian ini mampu menambah pemahaman yang 

mendalam kepada penulis terhadap apa yang diteliti 

2) Bagi masyarakat dapat memberikan pemahaman sehingga dapat dijadikan 

sebagai bahan agar dapat terhindar dari cara berpikir yang salah. 

3) Bagi pembaca dapat menambah lebih pengetahuan dan wawasan sehingga 

dapat mengetahui secara dalam tentang cara berpikir yang baik dan benar.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTANG ARISTOTELES 

 

A.  Riwayat Hidup Aristoteles 

 Aristoteles dilahirkan di Stageira, pada tahun 384 SM, kota yang ada di 

Yunani Utara.
42

 Dokter pribadi raja Macedonia adalah Ayah dari Aristoteles.
43

 

Aristoteles Semasa kecilnya diasuh oleh Ayahnya.  Di usianya yang masih muda 

di perkirakan Aristoteles tinggal di Istana Macedonia di kota Pella untuk 

mendalami ilmu pengetahuan empiris.
44

 Aristoteles mendapatkan sebuah 

pelajaran tentang tekhnik membedah. Sehingga membuat Aristoteles lebih banyak 

perhatiannya tercurah ke dalam ilmu tentang alam yang berlangsung sampai Ia 

berumur 18 tahun, selama itu juga pendidikannya dipimpin oleh Ayahnya. 

 Takkala Ayahnya meninggal dunia, Aristoteles memutuskan untuk belajar 

di Athena akademik Plato, dan sebagai orang yang berguru 20 tahun lamanya.
45

 

Aristoteles dikenal sebagai murid yang rajin membaca dan mengumpulkan buku-

buku, Plato sebagai Gurunya sangat mengagumi dan Plato pun 

                                                             

 42 Kees Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, (Yogyakarta: Kanisius, 1975), h. 127. 

 
43

 Harun Hadiwijaya, Sari Sejarah Filsafat Barat, (Cet. VII ; Yogyakarta: Kanisius, 

1991), h. 45. 

 44 Mohammad Hatta, Alam Pemikiran Yunani, (Cet. III; Jakarta: Universitas Indonesia 

Press, 1986), h. 115. 

 45 Haryati, Try Astutik Zuhry, A., dan Ula, M.,  Korupsi Perspektif Filsafat Etika 

Aristoteles, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press 2015), h. 4-5. 
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memberi julukan sebagai si akal berkat kecerdasan yang dimilikinya yang di 

anggap tidak sama dengan yang lain  dan si kutu buku berkat dari kegiatan 

rajinnya memahami apa yang tertulis.
46

 

 Ketika berada di lingkungan Akademia Plato, Aristoteles yang dikenal 

sebagai murid terpandai karena kepandaiannya Aristoteles mendapatkan tugas 

untuk mengajarkan anggota-anggota Akademia di tempat belajarnya yang usianya 

lebih muda darinya dan rupanya diajarkan tentang logika dan retorika, dan di 

tempat ini juga Aristoteles menerbitkan beberapa karyanya.
47

 Setelah gurunya 

meninggal Aristoteles digantikan sebagai kepala Akademia oleh kemenakannya 

yang bernama Speusippos. Aristoteles meninggalkan perguruan Akademia dengan 

murid lain dari Plato yang bernama Xenokrates, hal ini disebabkan oleh 

ketidaksetujuannya dengan adanya anggapan dari kemenakannya bahwa 

menurutnya filsafat itu cenderung setaraf dengan matematika. 

 Aristoteles dapat dikatakan lebih berhasil ketimbang gurunya; karena 

pernah menjadi tutor (guru) atas undangan Raja Philippos dari Macedonia setelah 

keberangkatannya ke Assos. Aristoteles dan kawannya mengajar di Assos, dan di 

sini pula Aristoteles menikahi Phyhis yang merupakan anak saudara perempuan 

Raja Philippos yakni Raja Hermias. 

 Beberapa waktu berselang Arsitoteles kemudian berangkat ke Nytilino 

sebuah pulau yang jaraknya dekat dari sekolah Assos, di perkirakan Aristoteles 

                                                             

 46 Fu‟ad Farid Isma‟il dan Abdul Hamid Mutawalli, Cara Mudah Belajar Filsafat, 

(Yogyakarta : IRCiSoD 2012), h. 86. 

 47 K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 135 ; Ahmad 

Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Cet. VIII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 

h. 154. 
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mendapat panggilan untuk datang dari murid sahabatnya yang bernama 

Theophratos yang berasal dari pulau tersebut. Aristoteles juga mengadakan 

penelitian pada bidang biologi dan zoologi yang dikumpulkannya data ke dalam 

buku yang bernama Historis Animalium.  

 Sekitar tahun 342 SM, Aristoteles dipersilahkan hadir oleh Raja Philippos  

Macedonia untuk memberikan pelajaran kepada anaknya yang bernama 

Alexandro  berusia 13 tahun. Pada tahun 340 SM, di usianya yang 19 tahun 

Alexandro atau yang dikenal dengan nama Alexander Agung diangkat menjadi 

raja sehingga berakhirlah tugas dari Aristoteles di Istana Pella.
48

 

 Tidak lama setelah Alexandro dilantik menjadi Raja, Aristoteles kemudian 

kembali ke Athena yang di mana saat itu kemenakannya yang bernama 

Speusippos telah digantikan menjadi kepala Akademia  oleh Xenokrates. Hal 

tersebut  membuat Aristoteles tidak kembali ke Akademia saat itu mungkin sebab 

pikirannya telah jauh terbuka dari filsafat Akademia. Raja Macedonia 

memberikan bantuan kepada Aristoteles untuk mendirikan sekolah yang diberi 

nama  Lykeion (dilantik Lyceum),  sekolah ini  tempatnya memiliki jarak yang 

dekat dengan halaman yang telah dipersembahkan kepada Dewa Apollo Lykeios. 

Anggota Lykeion seorang sejarawan dari Yunani Romawi yang di dalam 

kesaksian Starabo, begitu semangatnya dalam belajar tentang semua ilmu dikenal 

saat itu, beliau kemudian mengumpulkan berbagai macam manuskrip dan peta 

bumi,  aktivitas penggunaan bahan buku menjadi perpustakaan pertama manusia 

yang ada dalam peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kemudian Aristoteles 

                                                             

 48 Kristiawan dan Juharmen, Filsafat Pendidikan, (Yogyakarta: Penerbit Valia Pustaka 

Yogyakarta,)  h. 95. 
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membuka pameran tetap seperti peninggalan sejarah setelah mengumpulkan 

berbagai benda dalam bidang biologi dan zoologi yang menarik perhatian. 

 Setelah istrinya yang bernama Pythias, meninggal di Athena dan kepastian 

tahun kematiannya tidak diketahui dengan pasti. Dari hasil perkawinannya yang 

pertama tersebut dikaruniai anak berjenis kelamin perempuan. Kemudian 

Aristoteles kembali menikah lagi dengan Herpyllis dari hasil pernikahannya ini 

dikaruniai anak yang diberi nama Nikomakhos berjenis kelamin laki-laki. 

 Tahun 324 SM, kematian Alexander terjadi kegelisahan nasib Lykeoin 

sekolah yang didirikannya karena akan terjadi sebuah gerakan yang anti dengan 

maksud Macedonia akan melepaskan Athena dalam kerajaan Macedonia tersebut. 

Dituduhnya Aristoteles karena kedurhakaannya. Aristoteles kemudian melepaskan 

pimpinan di Lykeoin ke tangan muridnya yang bernama Teophrastos, setelah itu 

kemudian melarikan diri ke tempat asalnya yaitu Calcis. Dalam pandangan tradisi 

kuno menurutnya, Aristoteles melepaskan dirinya dengan melarikan diri dan 

berkata “tidak akan mau memberikan Athena bergelimang dosa kedua kalinya 

dalam filsafat”. Namun pada tahun berikutnya Aristoteles meninggal di tempat 

pembuangan karena sakit dan pada saat itu berumur 63 tahun.
49

 Demikianlah 

uraian tentang riwayat hidup Aristoteles untuk memberikan sebuah penjelasan dan 

mempermudah dalam menganalisis gagasan-gagasan yang pernah dikemukakan 

khususnya dalam mengenai sistem cara berpikir atau konsep logika.

                                                             

 49 Masykur Arif Rahman, Sejarah Filsafat Barat, (Cet, I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2013, h. 
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B. Karya-Karya Aristoteles 

 Dalam menjelaskan secara rinci mengenai perjuangan dari Aristoteles 

akan menjadi sangat sulit tanpa berpedoman pada karya-karya yang pernah 

Aristoteles karang semasa masih hidup. Aristoteles mengemukakan ajaran-

ajarannya baik yang berkenaan dengan filsafat, metafisika, logika dan lain 

sebagainya kita haruslah  merujuk pada buku-buku yang ada sampai sekarang. 

Sebagian dari pemikir kenamaan mengungkapkan bahwa dalam menyusun konsep 

yang sistematis tentang karya-karya Aristoteles adalah sulit mengingat buku-buku 

yang ditulisnya di karenakan banyak yang hilang. Namun, masih ada yang dapat 

menjelaskan bahwa karya-karya yang ada sekarang menandakan Aristoteles 

bekerja keras. 

 Aristoteles merupakan pengarang yang cukup produktif, Aristoteles 

terkenal sebagai filosof dengan hasil karyanya yang banyak, membuatnya beda 

dengan gurunya Plato, yang tulisannya sangat kental dengan nuansa sastranya 

sedangkan Aristoteles tuliasannya terkenal sangat ketat, karya ilmiah atau 

ensiklopedia.
50

 Aristoteles seorang peneliti berbagai jenis ilmu, namun sulit untuk 

di sistematiskan sehingga muncul beragam pandangan orang memberi kumpulan 

karyanya Aristoteles:  

1. Ada yang membaginya ke dalam delapan bagian yaitu Logika, Filsafat, 

Alam, Psikologi, Biologi, Metafisika, Etika, Politik, Ekonomi dan 

Retorika dan Poetika. 

                                                             

 50 Masykur Arif Rahman, Sejarah Filsafat Barat, (Cet, I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2013, h. 
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2. Uraian pikiran Aristoteles mengalami perkembangan yang meliputi tiga 

tahap:  

a. Periode yang berhubungan dengan Plato sebagai gurunya ketika di Akademia. 

b. Aristoteles mengkritik pandangan-pandangan dari gurunya tentang ide Plato 

dan menentukan tentang filsafatnya sendiri ketika berada di Assos.  

c. Sewaktu di Athena sekolah, kembali kepada usaha informasi dalam 

pengumpulan data, dengan memperhatikan pada hal-hal nyata dan individual. 

d. Ciptaan Aristoteles yang menguasai pikiran yaitu logika dan hukum-hukum.
51

 

3. Pengetahuan adalah penggambaran kenyataan pemikiran Aristoteles  yang 

menyangkut karyanya memberikan setiap gambaran pengetahuan sesuai 

dengan benda sudah pasti. Segala hal mengenai pengertian tersebut di 

kaitkan jarak satu lainnya dengan teratur dikelompokkan lewat keadaan 

menyeluruh. Golongan keadaan menyeluruh ini diperbanyak hingga 

kekumpulan pemahaman yang tidak mampu bergerak ke tempat lebih 

rendah dari kumpulan yang tentang jarak jauh dari posisi bawah hingga 

kepada kumpulan pengertian yang sudah menangkap apa yang dapat 

dikatakan perihal sesuatu. Kumpulan pemahaman dengan sifat paling  

menyeluruh adalah “kategori” yang tujuan bagian sistem golongan 

Aristoteles tersebut  menjadi kumpulan pemahaman sesuai dengan semua 

sesuatu yang ada, hubungan akibat kategori dibagi sepuluh unsur: (1). 

Substansi (2). Kuantitas (3). Kualitas (4). Relasi (5). Tempat (6). Waktu 

(7). Posisi (8). keadaan (9). Berbuat (aksi) (10). Menderita (passivitas). 

                                                             
 51 Nurmaningsih, Periodesasi Ketokohan Filsafat, (Makassar: Alauddin University Press, 

2012, h. 112. 
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Namun, terkadang hanya disebut delapan dan empat kategori dianggap 

penting yakni: Substansi, Kuantitas, Kualitas, dan Relasi.
52

  

4. Pandangan yang mengelompokkan karya-karya dari Aristoteles yang di 

anggap kurang populer karena  karya ini seperti berbentuk cerita terdapat 

tiga hal yaitu:  

a. Keadaan jiwa (Eudemos), dalam hal ini  terkait: tentang adanya roh manusia, 

berpindahnya jiwa dan menganggap bahwa pengetahuan sama dengan ingatan. 

b. Protreptikos, dalam hal ini adanya pertentangan dalam landasan berpikir 

pengetahuan teoritis diutamakan di akademia dengan pengetahuan pragmatis 

landasan cenderung berpikir pendek di lakukan dalam sekolah Isokrates. 

c. keadaan filsafat, Aristoteles menurutnya alam semesta menurut waktu tidak 

memiliki awal dan mengkritik ajaran dari gurunya yaitu Plato mengenai 

idea.
53

 

5. Karya Aristoteles  tentang Historia animalium  (penyelidikan tentang 

hewan) dan Athenaion Politea (kurang lebih berisi 158 undang-undang 

dasar tatanegara Athena negara Yunani).  yang masih terlihat dan ini 

digunakan dalam risalah-risalah ilmu pengetahuan.  
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 Nurmaningsih, Periodesasi Ketokohan Filsafat, (Makassar: Alauddin University Press, 

2012), h. 112-113. 
 53 Nurmaningsih, Periodesasi Ketokohan Filsafat,  h. 114. 
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6. Karya-karya Aristoteles yang ada hubungannya dengan pengajarannya..
54

  

 Andronikus berasal dari Rhodos merupakan manusia yang berguna dalam 

menciptakan buku terbitan dari karangan Aristoteles bisa sampai ke tangan 

kita. Andronikus juga yang menjadikan mana karangan dari murid Aristoteles  

yang dapat dipercaya. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya usaha yang 

terdapat dalam penggolongan karya Aristoteles yang berbentuk sistematis ke 

dalam delapan kelompok di antaranya:  

a. Karya Aristoteles yang berkaitan dengan logika:  

1) Categoriae  pengertian-pengertian 

2) De Interpretation perihal penafsiran 

3) Analytica Priora  silogisme 

4) Analytica Posteriora pembuktian 

5) Topica  pendapat dan metode berdebat 

6) De Sophisticis Elenchis kesesatan dan kekeliruan berpikir.
55

 

b. Karya Aristoteles yang berkaitan dengan kosmologi: 

1) Physica (fisika, terdapat delapan buku), 

2) De Caelo (keadaan langit, terdapat empat buku), 

3) De Generatione et Corruptione (timbul hilangnya makhluk-makhluk 

jasmani, terdiri dari dua buku),  

4) Meteora logika ( tentang ajaran tubuh manusia di dunia, terdapat empat 

buku).  Buku paling akhir lazimnya tidak dipandang dapat di percaya. 

                                                             

 54 Nurmaningsih, Periodesasi Ketokohan Filsafat, (Makassar, Alauddin University Press, 

2012, h.114. 

 55 Tehubijuluw Zacharias, Filsafat Administrasi, (Cet, I; Jawa Timur: Uwais Inspirasi 

Indonesia, Al-Ulum, vol, II, No 1, Juni 2011), h. 52. 
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c. Aritoteles dalam karyanya berkaitan psikologi: 

1) De Anima (keadaan  jiwa-jiwa, terdapat tiga buku) 

2) Parva Naturalia ( terdiri delapan judul-judul kecil tentang pokok-pokok 

alamiah). Di antaranya, (keadaan alat perasa dan pokok pembicaraan), ( 

keadaan apa yang di ingat), (keadaan tidur),  (keadaan yang sangat di 

inginkan), (keadaan mengetahui dengan tidur), (keadaan panjang 

pendeknya cara hidup manusia),  (keadaan cara hidup manusia dan 

kematian), (tentang pernapasan).
56

  

d. Aristoteles dalam karyanya berkaitan dengan Biologi: 

1) De Partibus Animalium (keadaan hasil membagi binatang),  

2) De Motu Animalium (keadaan peralihan tempat binatang), 

3) De Incescus Animalium (jalan binatang-binatang),  

4) De Generatione Animalium (keadaan jadinya binatang-binatang).
57

 

e. Karya Aristoteles, metaphysica (istilah Aristoteles tentang metafisika “filsafat 

pertama” dan Theologia, terdapat 14 buku). Nama metafisika tidak di pakai 

Aristoteles; Aristoteles memberi nama bidang pengetahuan menjadi filsafat 

pertama dan juga theologia.
58

 

 

 

                                                             

 56 Masykur Arif Rahman, Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat, (Cet. I; Yogyakarta: 

IRCiSoD 2013), h. 166. 

 57 Masykur Arif Rahman, Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat, h. 167. 

 58 Masykur Arif Rahman, Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat, h. 171. 
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f. Karya Aristoteles yang berkaitan dengan etika: 

1) Eticha Nichomacea, terdiri dari sepuluh buku, menurut kesaksian tradisi 

nama ini diberikan kepada anak Aristoteles yaitu Nikhomakhos karena 

karya ini telah disusun setelah Ayahnya meninggal.
59

 

2) Magna Moralia (karangan-karangan besar tentang moral, terdapat dari 2 

buku), tetapi keduanya lebih panjang daripada biasa. Karya ini di 

perkirakan dari generasi Lykeion pertama sesudah kematian Aristoteles. 

karya ini di anggap tidak otentik.
60

 

3) Eticha Eudaimania (terdapat 7 buku). dimana buku IV, V dan VI sama 

isinya  buku V, VI, dan VII dari Eticha Nicomacheia;  karangan ini adalah 

badan persurat kabaran lebih tua dari pelajaran suatu pengetahuan dan 

keterampilan dalam waktu jangka pendek Aristoteles yang kemudian 

dikerjakan menjadi Eticha Nicomachea; hampir semua ahli menganggap 

karya ini otentik.
61

 

g. karangan Aristoteles berkaitan dengan politik dan ekonomi: 

1) Politica (terdapat 8 buku),  

2) Economica (terdapat 3 buku) karya ini umumnya  tidak dianggap otentik. 

 

                                                             

 59 Aristoteles, Etika Nikomakea, (Cet. I; Yogyakarta: BasaBasi, 2020), h. 3. 

 60 Hasrie Rois Abdullah, “Potret Etika Era Yunani” dalam Journal Scientific Of 

Mandalika (JSM) UIN Sunan Kalijaga,  Yogyakarta, vol. 2 no. 12 Desember (2021). 

 61 Masykur Arif Rahman, Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat, (Cet. I; Yogyakarta: 

IRCiSoD 2013), h. 167. 
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h. Karangan Aristoteles berkaitan dengan retorika dan poetika: 

1) Rhetorica (terdapat 3 buku),  

2) Poetica (bersifat fragmentaris) dianggap otentik. 

  Karya-karya dari Aristoteles menunjukkan semangat dan cenderung 

berbeda dibanding karya gurunya yaitu Plato. Aristoteles tertarik pada yang 

dasarnya pengalaman dan ilmu pengetahuan memenuhi syarat kaidah, dan bahwa 

Aristoteles tidak menjurus menjadikan pokok pembicaraan  dunia ini sebagai semi 

khayalan. Namun terdapat perbedaan dalam kecenderungan ini, ada perbedaan 

yang tidak diragukan, ditekankan seiring dengan berjalannya waktu, ketika di 

gabungkan dengan pertimbangan fakta-fakta seperti oposisi Aristotelian terhadap 

teori ide Platonis dan psikologi dualistik Platonis, telah menyebabkan konsepsi 

populer tentang perbedaan radikal antara dua filsuf besar tersebut.
62

 

 

                                                             

 62 Fredict Cospleston, Filsafat Aristoteles, (Cet, I; Yogyakarta: Basa Basi, 2020, h. 23. 
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BAB III 

DASAR-DASAR LOGIKA 

A. Pengertian Logika 

 Secara etimologi, logika berasal dari bahasa Yunani, logos (kata benda) 

dan logike (kata sifat dari kata logos). Logika diucapkan oleh zeno pertama kali  

dari citium dengan kata serapan logic dan juga merupakan kata serapan dari kata 

(logike) bahasa Yunani yang mengandung arti keadaan pikiran manusia.
63

 Logos  

di artikan sebagai perkataan, alasan, uraian, pemikiran atau sederhananya 

merupakan hasil dari pikiran yang telah dipertimbangkan oleh akal yang 

kemudian dituangkan ke dalam  bahasa. Logika disebut logika episteme (lambang 

bunyi latin: logica scientia) jalan pikiran masuk akal (bidang pengetahuan segala 

sesuatu diketahui) di dalamnya terdapat kekuatan dalam menggunakan akal lurus, 

tepat dan sudah di atur baik-baik, bidang pengetahuan yang dimaksudkan 

membentuk kemampuan akal tahu kesanggupan pikiran dalam segala sesuatu 

diketahui yang ditunjukkan ke dalam perbuatan. Logis di artikan dengan masuk 

akal.
64

  kata logos sendiri banyak dipakai dalam ilmu, misal geologi, dari kata 

geos dan logos; biologi, dari kata bios dan logos; Antropologi, dari kata antropos 

dan logos, dan masih banyak ilmu lain yang memakai kata logos. Kata logos 

dalam ilmu memberi batasan tentang penyelidikan yang sistematis untuk 

memperoleh hukum-hukum atau prinsip-prinsip yang universal, yang sudah sesuai 

dengan ukuran rasio yang sehat dan prosedur  

                                                             

 63 Ramos, Christine Carmela R. Introduction To Philosophy (Ramos, Manila: Rex 

Bookstore, Inc. h. 13 ISBN 978-971-23-3955-4. 

 64 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika Asas-Asas Penalaran Sistematis. (Yogyakarta: 

Penerbit Kanisius, 1996, ISBN 979-497-676-8.  
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eksperimental untuk mencapai tujuan ilmu. Kata logos di sini memberi arti bahwa 

dalam setiap ilmu perlu merujuk pada aturan pasti dalam berpikir yang 

menyeluruh. Dipihak lain, jalan pikiran masuk akal di definisikan menjadi dua 

dalam Kamus besar Bahasa Indonesia: (1) Pengetahuan tentang kaidah berpikir; 

dan (2) Jalan pikiran yang masuk akal.
65

 Definisi itu digabungkan menjadi segala 

sesuatu diketahui perihal aturan pasti menggunakan pikiran masuk akal. 

  Kata logos dirangkai dengan kata benda scientia artinya ilmu dan menjadi 

scientia logika yang disebut ilmu berpikir. Berpikir adalah suatu kegiatan mental 

yang terjadi dalam kehidupan batin. Berpikir adalah salah satu proses dalam 

mencari jawaban atas suatu pertanyaan yang telah dirumuskan. Berpikir di 

katakan sebagai suatu proses yang berjalan berkesinambungan  dengan adanya 

interaksi suatu rangkaian terhadap pikiran dan persepsi.
66

 Berpikir bertujuan untuk 

memperoleh jawaban suatu pertanyaan. Jawaban yang dicari yaitu jawaban yang 

benar, cocok dengan kenyataan sebenarnya. Dengan kata lain, berpikir adalah 

aktivitas mental dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang 

kebenaran. Perlu disadari bahwa berpikir bukan satu-satunya kegiatan mental. 

Selain berpikir, masih ada kegiatan-kegiatan mental yang lain, seperti berkhayal, 

mengingat, dan sebagainya. Berbagai kegiatan mental tadi memang sulit untuk di 

bedakan, perlu adanya pembedaan antara berpikir dengan kegiatan mental lain. 

Antara berpikir dan kegiatan mental yang lain itu berbeda,

                                                             

 65 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Edisi II (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994, h. 599. 

 66 Budiono Sumirah Budi Pertami, Konsep-Konsep Dasar Keperawatan, (Cet. 1; Jakarta: 
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dan jika tidak dibedakan, akan terjadi kesalahpahaman. Untuk mengetahui 

kesalahpahaman akibat tidak dipisahkannya antara berpikir dengan kegiatan 

mental yang lain, ikutilah contoh kegiatan yang dialami oleh Bondet.
67

 

 “Bondet jatuh cinta kepada teman kuliahnya yang bernama Ciput. Untuk 

mengetahui apa Ciput mencintai Bondet  sehingga cintanya tidak bertepuk sebelah 

tangan. Di dalam hati, Bondet berpikir begini:  

1. Setiap kuliah Ciput yang merupakan teman kuliahnya selalu 

bersamanya 

2. Setiap malam minggu  selalu berkunjung ke rumahnya Ciput 

3. Setiap datang selalu disambut dengan ramah oleh Ciput 

4. Jadi Bondet menyimpulkan bahwa Ciput Mencintainya 

 Atas dasar pemikirannya Bondet itu merasa bahwa Ciput juga 

menyukainya. Bondet dengan senang hati telah memberi tahu kepada teman-

temannya bahwa Ciput adalah pacarnya. Namun, apa yang terjadi, Bondet di 

temukan oleh teman-temannya tergeletak dalam keadaan lemas di kamarnya. 

Bondet hendak mengerjakan usaha mencoba sengaja bunuh diri dengan minum 

racun serangga,  Setelah diperiksa oleh teman-temannya diketahui bahwa Bondet 

baru saja  menerima surat dari Ciput, di mana Surat tersebut berupa surat 

undangan dari ciput kepada Bondet untuk dapat hadir di acara pernikahannya. 

Dalam Isi surat tersebut antara lain: “Bondet, kau adalah temanku yang baik. Saya 

tidak bisa melupakan semua kebaikan yang telah kau berikan padaku. Oleh karena 

itu, sebagai penghargaan atas kebaikanmu kepadaku, ku mohon dengan sangat 
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hadirlah pada acara pernikahanku besok pada …” kesimpulan dari Bondet yang 

menganggap bahwa Ciput mencintainya itu ternyata tidak sesuai dengan alasan 

yang memadai terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikirannya selama 

ini. Bondet belum memahami bagaimana hubungan antara cinta, dengan kuliah 

bersama, antara cinta dengan kunjungan setiap malam minggu, dan antara cinta 

dengan sambutan yang ramah.  

 Kesimpulan yang dirasakan Bondet bahwa Ciput mencintai dirinya 

bukanlah faktanya, itu hanya sebuah keinginan Bondet untuk dicintai Ciput teman 

kuliahnya itu. Akan tetapi, kesimpulan tadi merupakan hanya sebuah harapan 

Bondet yang berbeda dengan kenyataan. Kesalahan dalam menyimpulkan sesuatu 

yang ada dalam pikiran Bondet bahwa Ciput mencintai dirinya, menjadi semakin 

jelas, ketika Bondet telah menerima dan membaca surat dari Ciput. Di mana 

dalam isi surat tersebut Ciput mengundang Bondet untuk hadir di hari 

pernikahannya. Bukti isi surat tersebut menunjukkan kesimpulan Bondet bahwa 

Ciput mencintai dirinya hanyalah khayalan. Menurut kamus besar bahasa 

Indonesia arti kata khayalan adalah angan-angan.
68

 Dari contoh di atas, Bondet 

dapat dikatakan telah menjadi korban dari pemikirannya sendiri karena telah 

berpikir ceroboh dan mencampuradukkan antara berpikir dengan keinginannya 

yang berbeda dengan kenyataan dan harapannya. Kenyataan tidak dipahami 

sebagaimana adanya, tetapi dipahami sebagaimana yang diharapkan. Kenyataan 
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yang masih berupa harapan di anggap sebagai kenyataan yang sudah ada. Hal 

yang belum terjadi dianggap sudah terjadi.
69

  

 Pemikiran yang tidak membedakan mana yang jelas antara fakta dengan 

keinginan sehingga kenyataan yang masih diharapkan dianggap kenyataan yang 

sudah ada, disebut khayalan (wishful thinking). Pemikiran demikian itu (khayalan) 

tidak akan memberi pengetahuan atau kebenaran. Jadi jelas bahwa meskipun 

setiap orang berpikir, belum tentu pemikirannya itu benar.  Untuk itu melatih otak 

berpikir adalah wujud nyata  dalam kehidupan manusia yang lebih mumpuni, 

lebih berarti, dan lebih cerdas sehingga dapat menganalisa dengan benar.
70

 Oleh 

karena itu diperlukan logika agar manusia bisa berpikir secara benar sehingga 

dapat menghasilkan pengetahuan atau kebenaran. Bagian filsafat mempelajari 

prinsip dan aturan penalaran supaya orang memperoleh kesimpulan yang benar.  

Logika identik masuk akal dengan penalaran.
71

 

 Menggunakan akal budi secara benar tidak hanya cukup dengan mengerti 

definisi logika saja. Di dalam ilmu logika banyak yang perlu diketahui mengenai 

seluk-beluk yang tidak secara instan. Oleh karena itu, cara yang baik untuk 

memahami logika adalah dengan mempelajari secara sungguh-sungguh dan 

banyak latihan. Salah satu manfaat logika adalah meningkatkan daya nalar 
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seseorang. Dengan mempelajari logika, penalaran kita akan dapat ditingkatkan 

sehingga kita bisa menghindari kesalahpahaman.
72

 

  Setiap manusia memiliki kemampuan untuk berpikir logis. Kemampuan 

tersebut berkembang sejalan kedewasaannya. Kemampuan berpikir logis bukan 

monopoli untuk orang yang mempelajari logika saja, tidak perlu diragukan daya 

nalar seseorang dapat ditingkatkan dengan mempelajari logika secara bersungguh-

sungguh karena dengan mempelajari logika dapat membuat manusia lebih 

menyadari tentang kaidah-kaidah logika sehingga dapat menghindari kesalahan 

dalam berpikir. 

 Selain meningkatkan daya nalar, logika bermanfaat dalam upaya 

mengembangkan diri kita sebagai manusia. Kita mengenal adanya ungkapan 

klasik man is an animal rational atau manusia adalah binatang yang rasional. Hal 

ini menunjukkan bahwa perbedaan manusia dengan binatang terletak pada 

rasionalisasinya, yaitu kemampuannya untuk memberi alasan, baik dalam berpikir 

maupun dalam berbuat sesuatu. Kemampuan untuk memberi alasan ini yang 

memungkinkan manusia dapat dituntut pertanggungjawabannya atas apa yang 

telah dilakukan. 

 Kemampuan berpikir dan bertindak secara beralasan tentu saja belum di 

miliki seorang anak yang baru lahir. Potensi untuk bernalar memang sudah di 

miliki oleh manusia. Potensi tersebut akan berkembang sejalan dengan 

kedewasaannya, namun potensi tersebut perlu bantuan dalam pengembangannya. 

Kehidupan manusia memang tidak hanya ditandai oleh rasionalitas, tetapi juga 
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sekaligus irasionalitas. Hal ini tampak dalam kehidupan keagamaan, yang di 

dalamnya melibatkan aspek emosional cukup menonjol. Meskipun demikian, 

tidak dapat disangkal bahwa sejarah umat manusia mencatat perkembangan 

manusia, baik secara individual maupun sosial yang ditandai oleh perkembangan 

rasionalitasnya, perkembangan daya nalarnya.
73

 

 Manfaat yang disebutkan di atas, masih ada manfaat lain yang didapatkan  

dalam mempelajari logika, yaitu sikap kritis. Sebagai contoh sebelumnya cinta 

Bondet terhadap Ciput teman kuliahnya bertepuk sebelah tangan disebabkan tidak 

adanya sikap kritis. Bondet tidak pernah mempertanyakan, apa makna cinta, apa 

hubungan cinta dengan kuliah bersama, dan makan bersama. Seandainya Bondet 

bersikap kritis, Bondet tidak sampai diperbudak oleh pikirannya sendiri. 

 Meningkatnya daya nalar ditandai dengan sikap yang semakin kritis. 

Dengan adanya sikap kritis yang dimiliki batin cenderung akan 

mempertimbangkan sedalam-dalamnya terhadap setiap gagasan yang akan di 

jumpainya. Kritis muncul ditandai dengan adanya kemauan untuk 

mempertanyakan berbagai informasi terhadap berita yang diterima. Terlebih pada 

era saat ini kelimpahan informasi. Manusia yang tidak kritis bisa dengan 

mudahnya termakan oleh berita-berita bohong (hoax) yang disebarkan oleh 

adanya sebagian sisi-sisi yang tidak memikul tanggung jawab, sengaja di buat 

guna memengaruhi pikiran seseorang.
74
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  Sikap kritis yang sehat tentu saja bukan kecenderungan untuk mencari 

kesalahan orang lain, melainkan itu bentuk kecintaan akan kebenaran. Barang 

siapa sungguh-sungguh mencintai kebenaran, tidak akan dengan mudahnya  untuk 

mengakui sesuatu terhadap pendapat sebagai kebenaran. Setiap gagasan yang 

diberikan kepadanya perlu terlebih dahulu dipertimbangkan secara mendalam 

kebenarannya. Gagasan-gagasan tadi tak perlu di uji, apakah gagasan tersebut 

sungguh-sungguh sudah sesuai dengan kenyataan atau khayalan belaka. Dengan 

demikian Sikap kritis seharusnya tidak hanya diterapkan pada gagasan atau 

keyakinan orang lain, tetapi juga terhadap gagasan atas keyakinannya sendiri. 

Orang yang benar-benar memiliki sikap kritis tidak hanya siap melakukan kritik, 

tetapi juga bersedia menerima kritik dari siapa saja dengan senang hati.
75

 

 Manusia bukanlah makhluk yang sempurna, juga bukan yang bebas dalam 

melakukan kesalahan. Hal yang dianggap sebagai pengetahuan mungkin hanya 

kesalahpahaman. Apa yang dianggap sebagai kebenaran mungkin hanya 

kepalsuan. Pentingnya kritik dalam kehidupan manusia, sebagai usaha korektif 

terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Di lain pihak, jangan lupakan  

adanya kesalahan dalam melakukan kritik. Oleh karena itu, diperlukan kritik atas 

kritik. Dengan kata lain, untuk memajukan kehidupan manusia dalam masyarakat 

perlu dikembangkannya dialog kritis yang bertanggungjawab, yaitu dialog yang 

menuntut alasan atas setiap pendirian atau pendapat yang diajukan.  

 Untuk memperjelas yang dimaksudkan dengan sikap kritis, perhatikan 

ilustrasi berikut contoh: “Segala sesuatu ini diciptakan oleh Tuhan karena Tuhan 
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adalah Mahakuasa” terhadap pernyataan di atas dapat diajukan pertanyaan kritis 

misalnya: “Jika Tuhan memang Mahakuasa, haruskah Ia menciptakan sesuatu?” 

Apakah tidak mungkin Tuhan yang Maha kuasa itu memberi kesempatan kepada 

manusia untuk menciptakan sesuatu disamping ciptaan-Nya? Apakah berbagai 

kejahatan yang kita saksikan di dunia ini juga ciptaan Tuhan? Bukankah kejahatan 

itu bukan ciptaan Tuhan, melainkan ciptaan manusia sendiri? Jika demikian, 

mengapa harus dikatakan bahwa segala sesuatu itu ciptaan Tuhan. Jika kejahatan 

itu bukan ciptaan manusia, tidak benar jika manusia harus bertanggungjawab atas 

kejahatan yang telah dilakukan.
76

 

  Ilustrasi di atas tampak bahwa pandangan hidup yang sudah matang 

dalam masyarakat logika mempunyai peranan korektif atas suatu pertanyaan, 

untuk membina pandangan hidup yang lebih sehat. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya mengenai logika ialah studi tentang penalaran, bagaimana berpikir, 

untuk menentukan penalaran yang benar. Oleh karena itu, tidak perlu diragukan 

bahwa logika dapat membantu mengembangkan sikap kritis. Sikap kritis dan 

dialog kritis penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dalam 

kehidupan.  

B. Sejarah Perkembangan Logika 

 Kemunculan pertama ilmu jalan pikiran masuk akal tidak terlepas dari 

adanya usaha para ahli pikir Yunani. Para pemikir aturan-aturan hukum pasti, 

berpikir berusaha untuk menjauhkan diri dari kesalahan dengan penyelidikan 

pendapat akhir yang akan dibuat. Perkembangan awal lahirnya logika dipelopori 
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oleh Aristoteles (384-322 SM), Aristoteles seorang ahli pikir dengan karyanya di 

berbagai ilmu alam, maupun sosial yang bukan cuma pada bidang logika saja. 

namun di berbagai ilmu juga, baik ilmu alam maupun ilmu sosial. Logika adalah 

salah satu bagian filsafat bermula pada sesuatu dengan nalar bukan dengan 

pengalaman yang dijadikan menjadi landasan filsafat dan dipakai sebagai alat 

mencapai makna dan tujuan bidang pengetahuan. Dengan demikian logika ini 

dapat dikatakan sebagai yang menghubungkan filsafat dengan ilmu. Logika dalam 

penjelasan Irving M. Copi, adalah ilmu di dalamnya membahas  metode,  hukum-

hukum dalam menyatakan adanya penalaran yang sesuai dari penalaran yang tidak 

sesuai. Melihat maksud dari gambaran pengetahuan jalan pikiran masuk akal  

sangatlah berharga untuk dipelajari. Akan tetapi, ada baiknya  sebelum 

mempelajari logika kita terlebih dahulu mengetahui sejarah dari ilmu logika yang 

terbagi tiga perkembangan abad Yunani kuno, abad pertengahan, dan abad 

modern. 
77

  

1. Abad Yunani Kuno 

 Thales  seorang filsuf dari Yunani pertama dalam memecahkan rahasia 

alam dengan berpaling pada akal budi membiarkan tinggal semua cerita tidak 

benar terjadi, khayal, dan bagaimana terjadinya hal hasil tangan semua.  

Penalarannya yang paling terkenal adalah Thales mengatakan bahwa air adalah 
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Arkhe (Yunani) yang menjadi prinsip alam semesta.
78

  Thales sudah 

memperkenalkan logika induktif  saat itu.  

  Teori logika kebanyakan dikenal dari pemikiran Aristoteles. Aristoteles 

memperkenalkan jalan pikiran yang masuk akal sebagai ilmu (logica scientia), 

Thales yang ketika itu mengusulkan air tentang jiwa sesuatu, Aristoteles 

menyimpulkan: 

 Jiwa tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, uap dan es adalah air 

(menurutnya tanpa adanya  air maka tumbuhan mati). 

 Logika di masa Aristoteles dikenal  dengan analitica (logika formal), untuk 

melakukan penelitian secara khusus dalam berbagai pendapat yang mulai berjalan 

dari rancangan yang kebenarannya yang diragukan, Silogisme adalah inti dari 

jalan pikiran masuk akal Aristoteles.
79

 

 Aristoteles menyusun logika menjadi pengetahuan mengenai peraturan  

akal budi jalan pikiran untuk menjaga agar terhindar dari bentuk penyimpangan 

aturan yang telah ditentukan karena adanya kesalahan. Analitica dan dialektika 

dikenal sebagai ilmu logika baru saat itu, Organon merupakan karya tulis yang 

terdiri dari enam bagian : pertama, Categoriae,  Kedua, De Interpretatione. 

Ketiga, Analytica posteriora Keempat, Analytica priora, Kelima, Topica, Keenam, 

De sohisticis elenchis.
80
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 Sebagai peletak batu pertama dalam sejarah terhadap penggunaan istilah 

logika yaitu Zeno dari Citium. Para filsuf mazhab Elea telah memikirkan 

persoalan-persoalan logika. Persoalan yang telah diusung yaitu tentang ciri-ciri 

dan usaha dasar realitas, yang diketahui dalam ingatan dialog cara menyelidiki 

masalah parmenidas. Zeno merupakan ahli pikir besar di filsafat besar yang 

pandangan Stoisisme petunjuknya hasil membagi  yaitu: Pertama, ilmu zat energi 

panas, dan lain (fisika) digambarkan sebagai di tengah-tengah dan berbatang 

keras. Kedua, jalan pikiran masuk akal  batasan. Ketiga, tingkah laku diibaratkan 

bagian tumbuhan. Menyelidiki suatu masalah dalam pikiran Permedines 

dilampiaskan petunjuk “yang ada” ada dan “yang tidak ada” tidak ada.
81

 Konsep 

sesuatu diselesaikan ciri-cri tentang yang ada dan tidak ada, menjadi sesuatu 

diselesaikan dari usaha dasar kenyataan ditumpahkan gambaran,  ada belum tentu 

tidak ada begitupun dengan kebalikannya. 

 Fokus pemikiran (objek material) sebagai pikiran yang jelas salah satunya 

Gorgias dari kaum sofis, berpendapat pengetahuan tentang apapun tidak dimiliki 

oleh manusia, tertuang  dari tiga bagian konsepnya, pertama, andai manusia 

mempunyai segala yang diketahui, Gorgias tidak melihat memiliki segala 

diketahui. Kedua, andai manusia mempunyai dan mengerti, segala diketahui tak 

mengerti. Ketiga, andai manusia punya segala diketahui  mengerti, mengetahui 

benar,, tapi tidak mampu diucapkan. Gambaran Gorgias menjadikan kegiatan 
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pemikiran yaitu hubungan pikiran dan bahasa, sehingga bertanya bisakah kalimat 

menyebutkan benar sesuatu yang ditangkap pikiran?
82

 

 Penyelidikan tentang logika di masa lampau dipelopori oleh Aristoteles 

seorang filosof juga ilmuwan terbesar dengan membagikan bantuan-bantuan  

besar dalam bidang pengetahuan segala sesuatu diketahui dan memperkaya 

hampir tiap cabang filsafat. Aristoteles berpendapat ulah alam semesta 

menghadap aturan mengikat alam pikiran sehat, sehingga menurutnya alam 

semesta itu tidak serba kebetulan dikendalikan oleh kemampuan dewa. Menurut 

Aristoteles dengan adanya kepercayaan tersebut manusia perlu guna 

mempersoalkan tanda dunia sebagai aturan, dengan cara dimanfaatkannya 

kegiatan berdasarkan pengalaman, dan dasar-dasar sesuai logika sebelum 

mengambil suatu putusan. Theoprastus dan suku Stoa lanjut dalam proses jalan 

pikiran masuk akal  Aristoteles, kemudian kaum Stoa cara jalan pikiran masuk 

akal rancangan dan gambaran berpikir teratur. Jalan pikiran masuk akal dalam 

perkembangannya kemudian menjalani penurunan dalam proses pengetahuan 

sebagai tidak dalam dan tidak berlebihan.
83

 

  Ahli pikir filsafat besar dari Yunani  muncul di Athena, juga menjadi 

angkatan pertama tiga orang yang mahir berpikir dari Yunani, yaitu Sokrates, 

Plato dan Aristoteles. Sokrates mengajar Plato, dan Plato merupakan guru dari 

Aristoteles. Paling penting dalam pemikiran Sokrates berupa peninggalan cara 

berfilsafatnya mengejar dengan satu definisi absolut atas satu hal belum di 
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pecahkan persoalan satu menyelidiki masalah.  Pemburuan segala diketahui  benar 

menempuh mengembangkan nalar tidak perasaan menyelidiki suatu masalah 

membuka prasarana ahli pikir filsuf para filsuf. Jasa dari Sokrates dikatakan dari 

Peralihan titik filsafat dengan mencari upaya menyelesaikan menggunakan akal 

budi alam sebagai manusia. Manusia dalam pokok pembicaraan filsafat menjadi 

utama ketika sebelumnya para filsuf dasar alam semesta melupakan pemikiran 

tentang manusia. Pemikiran mengenai manusia dijadikan landasan terhadap 

berkembangnya filsafat etika dan epsitemologi di kemudian hari. Plato bersama 

kaum Sofis juga membuka jalan sebuah usulan untuk diberikan pada yang 

mengendalikan sesuatu nalar bukan dengan perasaan.
84

 

 Sokrates dalam mengembangkan metode induktif memakai cara kerja 

situasi yang bertentangan dengan diharapkan (ironi) dan seni kebidanan secara de 

facto (Maieutika tekhne, yang defacto). Plato cara kerja Sokrates di buat banyak 

menahan hingga sebagai teori pendapat rancangan. Idea (rancangan) adalah model 

asli sedangkan segala yang ada dalam alam bumi adalah ectypa. Dasar rancangan 

Plato dalam proses jalan pikiran masuk akal, yakni berhubungan Ideogenesis 

tentang pemakaian sistem lambang bunyi dalam ingatan. Terwujudnya karya jalan 

pikiran masuk akal Aristoteles semcam pengetahuan belum pernah di lihat 

sebelumnya dalam karya yang diberi nama To Organon.
85

 pola dari hasil 

rancangan Aristoteles hingga sekarang belum selesai masih mengikuti yang 
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pertama, mengenai rancangan pikiran, kedua mengenai putusan tetap, dan ketiga 

mengenai pengolahan memikir.   

  Logika Aristoteles dalam bukunya dengan judul Organon di kenal di 

dunia barat  dengan adanya penyalinan-penyalinan yang luas ke dalam bahasa 

latin oleh banyak dari ahli pikir Islam. Adanya terjadi penyalinan-penyalinan 

secara luas sehingga terbukanya keadaan dunia barat balik ke tempat semula 

terhadap alam akal budi  grik tua. 

 Berpikir deduktif (deductive reasoning), merupakan suatu sistem dari 

logika Aristoteles, di mana mencapai sekarang sedang berlangsung di anggapnya 

dasar diajarkan jalan pikiran dengan aturan sah (formal logic). pengetahuan  

didasarkan landasan berpikir di duga benar adalah Analytic. Silogisme adalah 

salah satu gambaran yang dijadikan dasar dari jalan pikiran Aristoteles. “A 

discourse in which, certain things being stated, something other than what is 

stated follow of necessity from their being so.”  

 Jalan pikiran yang sah disebut bidang pengetahuan besar mengenai sistem 

berpikir dari pemiki-pemikir yang awal menemukan metode berpikir, dari hasil 

karya filsafat pada abad Yunani kuno. Aristoteles pemikir dari Yunani Kuno, 

menyatukan, penyusunan bersistem, pendapat, serta mengatur sesuatu yang 

diadakan positif membangun sistem berpikir dari bermacam-macam pemikiran  

disebut logika formal. Euklides melakukan hal yang sama untuk dasar-dasar 
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geometri; Archimides untuk dasar-dasar mekanika; Ptolomeus dan Alexandria 

kemudian menemukan astronomi dan geografi; dan Galen untuk anatomi.
86

 

  Cara berpikir selama dua ribu tahun dipengaruhi oleh Logika  dari 

Aristoteles. Jalan pikiran masuk akal menjadi empat ciri hasil aturan keadaan 

mengendalikan sesuatu nalar bukan pengalaman disebut silogistik. Aristoteles 

dalam pengembangan aturan membuat dasar sambungan yang jika mengikut tidak 

akan mengeluarkan keputusan akhir salah kapan landasan berpikir menarik 

kesimpulan benar, masuk akal, menyusun dasar adalah silogisme, adanya 

gabungan yang diberikan dalam suatu kesimpulan Contoh, “semua manusia akan 

mati” dan “semua orang Yunani adalah manusia” menghasilkan simpulan yang 

logis yaitu “semua orang Yunani akan mati”. Dengan cara berpikir seperti di atas 

tentunya itu sudah tidak bisa diperangi, dilepaskan, berciri kuno sebab dialog 

menyelidiki suatu masalah menjadi aturan besar menggunakan akal.  

  Gerakan dijadikan usaha di bidang pengetahuan menghendaki perubahan 

dasar para pekerja-pekerja intelektual selama seabad disebut dialektika. Lain 

halnya logika klasik gabungan kata analisis, menyelidki suatu masalah dengan 

diawali rancangan terbilang kebenarannya tidak tetap. Aristoteles sudah 

mencetuskan dasar ide dialektika dalam karyanya  yaitu Organon.  Aristoteles 

dalam karyanya tersebut menyebut sepuluh sistem bangkit mengendalikan nalar 

bukan perasaan, substansi, kuantitas, kualitas, relasi, tempat, waktu, posisi, 
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keadaan, aksi, dan keinginan. Sebagaimana Heraclitus mengatakan “everything 

flows”.
87

 

 Aristoteles memiliki murid bernama Theoprastus pernah memimpin 

Lyceum,  untuk melanjutkan pengembangan dalam logika yang telah memberi 

sumbangan  terbesar terhadap penafsiran pengertian  dan tentang  sifat asasi  

setiap kesimpulan.  

2. Abad Pertengahan 

 Perkembangan logika berkisar masih pada konsep logika dari Aristoteles 

Di awal abad pertengahan hingga tahun 1141, terutama pada prediksi  rancangan 

jalan pikiran masuk akal. Boethius dan Pophyries dalam karyanya sering disebut 

jalan pikiran masuk akal lama. Sesudah tahun 1141,  karya Aristoteles lainnya 

disebut jalan pikiran masuk akal baru. Nama logika mantiq untuk logika lama dan 

logika baru, membedakan dengan jalan pikiran masuk akal modern, filsuf Arab 

mengembangkannya. Filsuf Arab menegaskan  pokok proses logika suposisi 

dalam menguraikan kebingunan masuk akal.  Dalam rencana tentang prinsip 

istilah dijadikan  lambang  dari konsep-konsep aturan lambang bunyi, arti 

fungsional dalam proposisi tertentu merupakan suposisi.  

 Perkembangan logika modern Pada abad XIII-XV, setelah Raymond 

Lullus menemukan adanya metode logika yang baru, cukup significant setelah 

ditemukannya cara kerja dimaksud Ars Magna, sejenis cabang matematika 
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menggunakan tanda huruf menggambarkan angka-angka gambaran guna 

meyakinkan bukti keadaan yang sesungguhnya.
88

 

 Agama Islam berkembang abad ke-7 M, di jazirah Arab, kemudian masuk   

abad ke-8M agama islam menyebar  luas ke wilayah Barat perbatasan Perancis 

hingga sampai Thian Shan. Pada masa berkuasanya khalifah Abbasiyyah banyak 

diterjemahkan karangan-karangan kaidah ilmu pengetahuan dari  Yunani ke dalam 

bahasa Arab, hal tersebut membuat suatu keadaan dalam  peristiwa terjadi di masa 

lampau islam mendapat julukan sebagai masa penerjemahan. Karangan tentang 

logika dari Aristoteles juga disalin dengan sebutan ilmu mantiq. 

 Al-Farabi (873-950 M) adalah tokoh logika masa islam yang sangat 

fenomenal juga dikenal terlatih dalam lambang bunyi Grik Tua (Yunani kuno), 

segenap karya Aristoteles dan ahli pikir grik lainnya disalin ke dalam berbagai 

macam bidang ilmu. Komentar dari Al-Farabi mengenai logika dalam enam 

bagian dengan menambahkannya dua bagian baru hingga menjadi delapan bagian.   

 Di masa mudanya ilmu-ilmu islam dipelajari oleh Al-Farabi masuk 

Bukhara, dan tetap di tempatnya Kazakhstan mencapai usia 50 tahun. Al-Farabi 

mempelajari bidang pengetahuan di Baghdad selama 20 tahun, kurang lebih 10 

tahun setelah  tinggal di Baghdad, di perkirakan tahun 920 M.   Al-Farabi 

belakangan pergi ke mana-mana tanpa tujuan di kota Harran yang letaknya di 

utara Syria,  di mana kota Harran saat itu sebagai pokok pangkal dari hasil 
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kegiatan Yunani di Asia kecil. Belakangan Al-Farabi mempelajari filsafat dari 

Yuhana bin Jilad.
89

  

  Al-Farabi kemudian melanjutkan pengembaraannya Tahun 940 M, ke 

Damaskus dan bertemu dengan kepala daerah (distrik) Aleppo, yaitu Sayf Al-

Dawla Al-Hamdanid, dikenali bersimpati kepada Imamnya para Syi‟ah.  Di kota 

Damaskus Al-Farabi meninggal  di usianya yang ke 80 tahun (Rajab 339 H/ 

Desember 950 M) di mana di waktu itu masa kekuasaan Khalifah Al Muthi‟ 

(masih dinasti Abbasiyah).
90

  

 Al-Farabi adalah orang pertama dalam Islam yang mengomentari filsafat 

yang ada di Yunani, walaupun besar kemungkinan Al-Farabi tidak bisa berbahasa 

Yunani. Al-Farabi juga mengenal dengan baik filsuf dari Yunani seperti Plato, 

Aristoteles, dan Plotinus. Kontribusinya  ada bermacam-macam bidang seperti 

matematika, filosofi, pengobatan, musik,  dan kitab Al-Musiqa. Al-Farabi dikenal 

juga sudah menciptakan bermacam-macam alat musik  dapat memainkannya.  

  Sebutan sebagai “guru kedua” yang didapatkan oleh Al-Farabi dengan 

kemampuan yang dimilikinya karena telah memahami pemikiran dari Aristoteles 

menjadi guru pertama ilmu filsafat. Al-Farabi Filsuf Islam pertama  dengan 

usahanya untuk mengarahkan, mengikat,  dan membuat selaras antara pengetahun 

politik Yunani kuno dengan islam juga berusaha membikin agar dengan mudah 

untuk dimengerti  dalam bagian kepercayaan petunjuk dari Allah.  
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 Bagian-bagian Al-Farabi dalam karya logikanya  berbeda dengan karya 

organon dari Aristoteles mulai dari komentar atau tafsiran panjang. Tulisan ini 

masih kebanyakan berwujud naskah; sebagian besar karangan ditulis tangan dan 

belum diterbitkan. kumpulan kedua terkait karyanya dalam bagian pengetahuan 

filsafat, fisika, matematika dan politik. Al-Farabi mengembangkan pemikirannya 

yang sangat berhubungan dengan cara Yunani Plato dan Aristoteles. Buku dari 

karya Al-Farabi rupa cendekiawan penganut islam yang diketahui umum adalah 

logika yang diterjemahkan menjadi ilmu mantiq oleh Abdullah bin Muqaffa‟, Al-

Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Gahzali, Ibnu Rusyd, Al-Qurthubi dan banyak 

lainnya.
91

 

 Masa perkembangan logika ada waktu menjalani zaman perihal mundur, 

bahkan dipandang telah jadi tidak mempunyai nilai dan tidak mendalam. Tokoh 

pada masa XIII- abad XV seperti Petrus Hispanus, Roger Bacon, Raymundus 

Lullus dan Wilhelm Ocham  mencoba melangkah dengan kembali mengangkat 

logika dan dijadikan pengetahuan utama sebaris dengan bidang pengetahuan 

lainnya.  

3. Abad Modern 

  Mengikut tradisi Aristoteles ajaran-ajaran Thomas Hobbes (1588-1704)  

didominasi pikiran aliran filsafat dengan ajaran pengertian umum tidak 

mencerminkan aspek umum memiliki samaan mengenai keberadaan suatu benda, 

proses memikir di lihat sebagai proses seseorang memengaruhi perilaku  menjadi 
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secara lisan dan serupa operasi yang di lihat sebagai proses  memengaruhi 

perilaku lisan dan serupa operasi matematik.
92

 

 Aristoteles dalam jalan pikiran masuk akal deduktif-silogistiknya adanya 

tanda-tanda induktif  yang memperoleh tantangan dari Francis Baqon dalam jalan 

pikiran masuk akal induktif-murninya novum organon. begitupun wacana metode  

Rene Descartes serupa jalan pikiran masuk akal deduktif murni. 

 Jalan pikiran masuk akal harus dipadukan cara kerja lain sebagai 

penyelidikan cabang matematika menerangkan sifat lebih dari satu dan cabang 

matematika menggunakan tanda harus menggambarkan angka ala Descartes 

memiliki sisahnya tidak mendapat segala sesuatu sesuai tidak termasuk di yakini 

seorang diri, hasil membagi kurang besar dalam memilah masalah proses menjadi 

lebih muda, menggunakan akal budi sesuai tidak berlebihan hingga  sulit, uraian 

lengkap dan proses secara merata perlu agar tidak ada yang terlupakan.  

 Selain tokoh Francis Bacon yang mengusung metode Induktif. John Stuart 

Mill membawa metode induktif, Mill menemukan hubungan sebab akibat 

fenomena “sebab” baginya perihal jadinya di artikan sama  jumlah semua keadaan 

positif dan negatif  yang diharuskan.  Mill dalam metodenya berdasar pada dua 

dugaan dasar, pertama tidak ada faktor membentuk sesuatu keputusan kalau faktor 

tidak hadir proses perbuatan sudah terjadi. Kedua, tidak faktor membentuk proses 

perbuatan kalau faktor ada dan keputusan tidak terjadi.
93
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 Persoalan kausalitas menurut Mill tiap orang yang meneliti menghampiri 

empat keadaan, di antaranya peneliti merasa hadir sesuatu harus diselesaikan,  

mendapat sesuatu harus diselesaikan nyata. Ketiga, menyelidiki sekalian faktor 

berkaitan sesuatu harus diselesaikan sesudah itu segala orang yang meneliti 

memilih peristiwa ada dan tidak ada waktu sesuatu harus diselesaikan keluar.  

  Lima golongan cara kerja induktif Mill pertama method of agreement 

(cara kerja mencocokkan), “disimpulkan karena kecocokan sumber kejadian”. 

kedua, method of difference (cara kerja membedakan), “disimpulkan sebab adanya 

perbedaan pada peristiwa yang terjadi”. Ketiga, joint methode of agreement and 

difference (cara kerja gabungan mencocokkan). “cara kerja ikatan 1 dan 2”, 

keempat, methode of concomitand variations, cara kerja peralihan waktu berjalan 

kelima methode of residues, cara kerja meninggalkan sedikit.
94

  

 I Kant dan G. W. R. Hegel sudah membagikan proses di bidang cara jalan 

pikiran masuk akal, munculnya gambaran jalan pikiran masuk akal sesuatu 

melampaui pemahaman pengalaman penjelasan ilmiah (transendental) Kant 

menurutnya logika membahas umumnya gambaran akal budi, dan di luar batas 

dengan sesuatu yang pernah dialami manusia yaitu petunjuk 12 “antene” daya 

pikir percakapan dengan kenyataan “Antene” akal tersebut adalah sebagai berikut:  

 Tanda banyaknya terdapat bagian sifat tunggal, tidak aneh dan hal utuh.  

Tanda baik buruknya sesuatu terdiri dari kenyataan, Peniadaan dan pembatasan. 

Tanda hubungan terdiri dari subtansi atau (aksidensi) adalah hal yang tidak pada 

dirinya sendiri melainkan melekat pada subtansi  Sebab-Akibat berisi fakta dan 
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sebab dan hubungan Timbal Balik. Terakhir tanda kemungkinan yang terdiri dari 

Mungkin-Tidak Mungkin, Ada-Tiada. 

  Petunjuk jalan pikiran masuk akal Hegel adalah lanjutan dari petunjuk 

jalan pikiran masuk akal Kant. Menurutnya, untuk dapat mengetahui hasil panca 

indra harus disesuaikan  struktur pikiran, teratur ingatan sama dengan aturan 

kenyataan. Anggapan Hegel diteguhkan dalam petunjuk menyelidiki masalah 

tesis-antitesis-sintesis. Sebelum dijelaskan terlebih dahulu dari pengertiannya 

yang pertama tentang tesis adalah kesimpulan dari hasil sebuah riset ilmiah 

dengan didasari bukti-bukti pemikiran logis, antitesis adalah hasil riset ilmiah 

yang menggambarkan bantahan dalam meluruskan tesis, terakhir sintesis adalah 

kesimpulan jawaban pertentangan antara tesis dan antitesis hingga menjadi satu 

hal yang utuh untuk menghasilkan hasil ilmiah baru.  Bagi Hegel setiap tesis 

menjumpai reaksi berwujud antitesis kemudian menghasilkan/menurunkan 

sintesis. Pada hakikatnya sintesis adalah tesis baru hingga pada saatnya 

menjumpai reaksi baru yaitu antitesis yang demikian juga membutuhkan sintesis 

baru lagi.
95
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C. Macam-Macam Logika  

 Jalan pikiran masuk akal secara umum di bagi dua macam mengenai 

pembahasannya sebagai berikut:  

1. Logika Alamiah (kodratiah) 

 Manusia sebagai makhluk berakal budi dapat berpikir dengan akal budinya 

untuk mencari kebenaran, sehingga dapat membuat pikiran bekerja sesuai aturan 

logika yang bersifat spontan.  

 Menghadapi masalah-masalah sulit dipecahkan logika alamiah tidak cukup 

untuk  di andalkan dalam menilai sesuatu karena mengarah kepada perasaan-

perasaan subjektif, hal seperti ini terkadang membuat kita jatuh dalam kesalahan 

dan kesesatan sementara, manusia dalam dirinya selalu ingin mencari dan juga 

timbulnya dorongan untuk mencari kebenaran, menyebabkan kesesatan tidak 

dapat terhindar dalam diri manusia. Untuk menghindari kesesatan tersebut  

diperlukan adanya ilmu khusus merumuskan dasar berpikir dalam setiap 

pemikiran. oleh karena itu, muncullah logika ilmiah.
96

 

 Pengetahuan manusia dalam perkembangannya sifatnya sangat terbatas, 

keinginannya dalam mengetahui sesuatu tak pernah padam jika hanya dengan 

mengandalkan logika alamiah/kodratiah.  Manusia adalah makhluk yang ingin 

tahu, kata Aristoteles.
97
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  Kinerja manusia menggunakan akal budi benar dan terarah ketika belum 

terpengaruh adanya yang diinginkan dan kesukaan subjektif. Kekuatan jalan 

pikiran masuk akal alamiah manusia ada sejak lahir. 

2. Logika Ilmiah  

   Jalan pikiran masuk akal ilmiah disebut bidang pengetahuan istimewa 

menyatakan dengan rumus dasar yang patut ditepati tiap proses berpikir. Jalan 

pikiran masuk akal kaidah ilmu pengetahuan melembutkan, menjadikan lebih 

tajam proses akal budi. Dengan adanya pertolongan jalan pikiran masuk akal 

kaidah ilmu pengetahuan membuat daya pikir berbuat lebih lurus, teliti,  mudah 

tidak banyak memerlukan tenaga pikiran, dan aman bebas dari seuatu yang 

berbahaya, dimaksudkan dengan adanya logika ilmiah mampu terhindar dari 

kesesatan atau paling tidak dikurangi.
98

 

D. Kegunaan Logika 

 Ilmu logika memiliki tujuan dalam membimbing manusia untuk berpikir 

ke jalan yang benar, logis dan sistematis. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa mempelajari ilmu tentang logika ini dapat membantu daya pikir menjadi 

lebih berkembang dalam menganalisis hingga mengungkapkan suatu 

permasalahan, membuat seseorang berpikir tepat, meningkatnya cinta akan 

kebenaran hingga terhindar dari kesalahan dan kesesatan berpikir sebab mampu 

membedakan alur pikir benar dan yang keliru sehingga dapat menghasilkan 

adanya kesimpulan yang benar. 
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BAB IV 

HASIL PEMBAHASAN 

A. Pengertian Berpikir Logis 

 Berpikir logis adalah proses menggunakan akal dengan dasar konsistensi 

kepada keyakinan-keyakinan dan juga didukung dengan adanya argument yang 

valid. Berpikir secara logis dalam artian sederhananya sebagai proses berpikir 

manusia dalam menggunakan penalaran secara konsisten, mendalam, dan kritis  

guna mendapatkan kesimpulan yang benar. Pemahaman lain berpikir logis sebagai 

objek formal logika  adalah sama halnya dengan berpikir lurus, tepat, dan teratur. 

Disebut pemikiran satu arah, betul, dan sudah di atur baik-baik bilamana proses 

memikir sesuai aturan, hukum, dan aturan yang sudah pasti yang tidak berubah 

keadaan jalan pikiran masuk akal, agar dapat terhindar dari berbagai kekeliruan, 

perbuatan menyimpang dalam menemukan kebenaran kaidah ilmu pengetahuan.
99

  

Pikiran manusia Pada dasarnya terdiri dari tiga bagian,   

1. Pengertian (terdapat penerangan sesuatu benar ada terjadi) 

2. Keputusan (terdapat tindakan yang sesuai- tindakan tidak sesuai) 

3. Kesimpulan (adanya pernyataan cara berpikir menarik kesimpulan premis 

umum, khusus dan kesimpulan) 

 Jalan pikiran masuk akal kaidah ilmu pengetahuan, tiga bagian akal budi 

manusia dikatakan dalam bahasa (kalimat tulisan). Ada tiga inti aktivitas pikiran 

manusia yakni:  
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1. Sebagaimana adanya dalam memegang sesuatu tanpa mengakui atau 

memungkiri (pemahaman dasar akal budi) disebut juga premis. 

2. Menyerahkan keputusan, berarti menyambungkan pemahaman satu 

dengan pemahaman lainnya tidak membenarkan satu dengan lainnya. 

3. Membicarakan arti menyambungkan perihal putusan yang satu dengan 

lainnya hingga sampai pada satu akhir putusan (tindakan belum pernah di 

lihat bergerak ke tempat rendah menurut landasan berpikir menarik 

kesimpulan dalam logika. 

  Gerakan kehendak jiwa manusia melalui daya akalnya (guwwah „aqilah) 

guna mencari objek-objek yang tidak diketahuinya disebut berpikir. Gerakan jiwa 

yang menjelma ke dalam langkah-langkah mulai dari menghadapi objek yang 

belum diketahui, kemudian bergerak menuju data-data pengetahuan (ma‟lumat) 

yang terdapat di dalam jiwanya untuk mencari elemen-elemen terkait  adanya 

objek-objek yang dicari dan cocok dengannya hingga menemukannya. Setelah di 

temukan elemen-elemen tersebut akal menyusun ke dalam bentuk sehingga 

menghasilkan adanya konklusi, maksudnya adalah ketika menghadapi objek 

tertentu yang tidak diketahui dan berusaha untuk mencari tahu tentangnya, jiwa, 

dengan daya akalnya, akan memulai dari sisi diketahuinya objek yang tidak di 

ketahui tersebut, berpindahnya pada objek yang telah diketahui, tersimpan, dan 

telah diperoleh sebelumnya. Lalu data-data pengetahuan dihubungkan dengan apa 

yang dicari. Langkah terakhir inilah yang dinamakan “langkah kembali”
100
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 Dua hal yang perlu dipahami dari keterangan di atas. Pertama, seseorang 

tidak mungkin memperoleh pengetahuan baru jika tidak memiliki sebelumnya 

pengetahuan. Begitu pun yang berkaitan dengan proses berpikir tentunya memiliki 

hubungan dengan pengetahuan sebelumnya diibaratkan sebagai modal. Seperti 

halnya misalnya tidak mungkin pedagang mendapatkan laba baru tanpa 

sebelumnya ada modal, demikian pula orang yang berpikir. Mungkin inilah 

maksud ucapan dari filsuf, “setiap pengajaran dan pembelajaran adalah dengan 

ilmu yang telah ada sebelumnya”. Kedua, gerakan keterampilan yang tersusun dua 

gerakan, yaitu gerakan berpikir di antaranya (1) di kumpulkan bahan-bahan 

utama, (2)  bahan-bahan tersebut di susun dalam bentuk yang sesuai. Sebagaimana 

tukang kayu ketika baru ingin memulai membuat sebuah kursi, dalam bayangan 

tukang itu membayangkan “kursi”, di mana sebelumnya terlebih dahulu tukang 

kayu tersebut tentunya akan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan 

dengan bentuk kursi yang telah dibayangkannya, baik terhadap jumlah kayu juga 

papannya. Kemudian tukang tersebut menyusun kayu dan papan ke dalam bentuk 

seperti yang sudah dibayangkannya sudah sesuai dengan apa yang di 

kehendakinya yaitu bentuk kursi.
101
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 Demikian halnya dengan orang yang berpikir yaitu setelah mengumpulkan 

data-data pengetahuan yang sudah sesuai yang diibaratkan sebagai bahan-bahan 

dan menyusun ke dalam bentuk khusus sesuai dengan yang dikehendakinya. 

Namun, tidak bisa dipungkiri kesalahan pun kadang terjadi dalam proses 

pembuatan kursi, mulai dari sisi bahannya jelek dalam artian tidak bermutu, juga 

sisi bentuknya melenceng dalam artian tidak sempurna. Demikian pula terkadang 

terjadi kesalahan dalam berpikir terdapat dari jenis bahan-bahan  yang dipilih,  

dan itu menjadi data pengetahuan tidak sesuai dengan yang dicari dan 

dikehendaki, dari ketidakteraturan sisi bentuk dan beberapa pengetahuan dalam 

bentuk yang benar sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu, kecakapan berpikir 

sangat dibutuhkan  untuk mengajari kita dalam memilih data-data sesuai 

pengetahuan benar yang di cari, juga mensistematiskan ke dalam bentuk yang 

benar-benar dicari.  

  Logika ringkasnya adalah ilmu tentang kaidah-kaidah berpikir benar,  

dengan ilmu ini dapat membuat kita dalam memahami juga memilih data-data 

pengetahuan apa yang dicari dengan benar, dan menyusun juga dengan benar, 

sehingga membawa kita pada yang dicari pada objek yang belum diketahui. Selain 

itu Kecakapan logika mampu memberikan pemahaman dalam cara berpikir yang 

benar dari sisi “materi” (bahan) dan “bentuk” (formal) selanjutnya, kecakapan 

logika yang penting diperhatikan terbagi dalam dua bagian: bagian: (1) Logika 

formal (manthiq shuri) di dalamnya mempelajari bentuk penyusunan objek-objek 
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pengetahuan secara benar, dan (2) Logika material (manthiq maddi)  di dalamya 

mempelajari kaidah-kaidah pengetahuan secara benar.
102

  

 Ilmu penalaran atau penampilan berpikir tepat disebut logis. Jalan pikiran 

yang logis tergantung pada ketepatan berpikir. Dalam kehidupan sehari-hari Fakta 

yang terjadi, di cari penyebabnya, hubungan, mengapa itu terjadi dan apakah hal 

tersebut dikatakan logis? Dalam memahami fakta, juga konsep adanya saling 

keterkaitan atau hubungan dibutuhkan adanya keterampilan dalam berpikir, 

terseurat dan tersiratnya sesuatu, alasan serta menarik kesimpulan. Dengan 

demikian dalam menguji suatu pikiran logis pertama kali harus dipelajari pokok 

pentingnya logika adalah proses gambaran konsep yang masuk akal.  Paham 

dalam gambaran logika berpikir menjadi proses menjelajahi kebenaran 

menerangkan bahwa suatu pendapat yang valid sudah pasti pada gambaran sesuai 

dengan jalan pikiran masuk akal bukan sesuatu yang terkandung dalam logis  

isinya. Aturan berpikir benar atau dalam istilahnya logika hukum dan aturan 

mantiqi (logis) diibaratkan sebagai alat untuk mengukur topik-topik ilmiah 

maupun filosofis, sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengambilan 

kesimpulan. Logika (mantiq) menjadi „alat adanya undang-undang atau aturan‟ 

dengan mematuhi, menjalankannya maka pikiran terjaga dari kesalahan 

pemikiran.
103

 logika  dalam hal ini dijadikan sebagai alat dalam penyelidikan 

pendapat adanya hubungan pendapat akhir dan kebenaran suatu peristiwa  di 

bagikan (premis), contoh-contoh jalan pikiran masuk akal formal Aristoteles 

                                                             

 102 Syaikh Falah Al-„Abidi, Sayyid Sa‟ad Al-Musawi. Buku Saku Logika: Sebuah Daras 

Ringkas, (Cet I: Sadra Press; 2018), h. 6-7. 

 103 Murtadha Muthahhari, Belajar Konsep Logika: Menggali Struktur Berpikir Ke Arah 

Filsafat, (Abbaz Production: t.th.), h. 2. 



59 
 

 
 

adalah jalan pikiran masuk akal silogistik tradisional dan jalan pikiran masuk akal 

simbolik modern.  

 Cara daya pikir menggunakan jalan pikiran masuk akal, pikiran dengan 

pertimbangan logis disebut berpikir logis. Logika secara etimologi berasal dari 

kata logos mengandung dua arti, 1) pemikiran dan 2) kata-kata. Jadi logika 

merupakan pengetahuan tentang proses memikir dan diungkapkan dengan kata-

kata. Contohnya seseorang atau peneliti metode ilmiah, maka terlebih dahulu 

berpikir logis dalam melakukan kegiatan ilmiah artinya peneliti melakukan sebuah 

tinjauan cermat, ringkasan rumusan masalah, mengatur sesuatu yang dianggap 

benar meskipun belum pasti, kemudian membandingkan penelitiannya dengan 

terlebih dahulu mengumpulkan data, mengelolah sampai menganalisis yang akan 

membawanya sampai pada kesimpulan. Proses kerja ilmiah seluruhnya di 

kerjakan dengan dasar prinsip sesuai logika, masuk akal, untuk mampu di 

pertanggungjawabkan.  

 Adapun berpikir logis dalam perkembangannya menjadi dua, berpikir 

deduktif dan induktif. Logika deduktif (penalran deduktif)  menarik  kesimpulan  

dari proposisi umum ke proposisi khusus.
104

 Logika adalah mengendalikan nalar 

bukan pengalaman penilaian pendapat deduktif, sebuah pendapat dikatakan 

deduktif kalau keadaan sesungguhnya diakhir pendapat ditarik akibat sesuai 

                                                             

 104 Muhammad Rakhmat, Pengantar Logika Dasar,  (Cet. I, Bandung: Logoz Publishing, 

2013), h. 17-18. 
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masuk akal dari landasan berpikir menarik kesimpulan dalam logika.
105

 Berikut 

adalah argumen deduktif: 

1. Semua makhluk memiliki mata (premis mayor) 

2. Si Manda adalah seorang makhluk (premis minor) 

3. Jadi si Manda memiliki mata (kesimpulan) 

 Pengetahuan yang dianggap sah dalam contoh penalaran deduktif di atas 

adalah diambilnya kesimpulan bahwa si Manda mempunyai mata  di mana 

kesimpulan yang ditarik secara logis dengan adanya dukungan  dua premis. Jika di 

pertanyakan dari kebenaran pendapat akhir maka berbalik keadaan semula 

kebenaran premis yang mendukung dengan demikian sudah tetap bahwa pendapat 

akhir dari kesimpulan yang ditarik benar. Kebenaran premis mayor, premis minor, 

dan keabsahan pengambilan kesimpulan adalah Penarikan dalam penalaran 

deduktif. Maka apabila tidak terpenuhinya ketiga unsur tersebut maka kesimpulan 

yang ditarik salah.
106

 

 Selanjutnya logika induktif di mana logika ini mengikut penalaran di 

dasari dari pengalaman/kenyataan yang ada. Mengenai kesimpulan yang benar 

dan tidaknya itu harus disertai dengan bukti. Dengan demikian, kesimpulan tidak 

akan dipercayai begitu saja jika tidak dengan berdasarkan pada tangkapan 

indranya melalui pengalaman atau kenyataan. Hasil merangkai sesuatu yang benar 

                                                             

 105 Juliansyah Noor, Penelitian Ilmu Manajemen Tinjauan Filosofis dan Praktis, (Cet. II; 

Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h. 92. 

 106 Muhammad Rakhmat, Pengantar Logika Dasar, (Cet, I; Bandung: Logoz Publishing, 

2013), h. 19. 
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terjadi khas ke semuanya penalaran dalam logika induktif.
107

 Berikut contoh 

argument induktif: 

1. Kuda sumba punya sebuah jantung. 

2. Kuda Australia punya sebuah jantung. 

3. Kuda Amerika punya sebuah jantung. 

4. Kuda Inggris punya sebuah jantung. 

5. Setiap kuda punya sebuah jantung 

  Rasa ingin tahu yang dimiliki manusia sudah menjadi kodratnya berpikir 

untuk mempertahankan hidupnya. Keingintahuan manusia semakin bertambah 

dari masa ke masa ditandai dengan bertambahnya kebutuhan hidup manusia. 

Dengan adanya rasa keingintahuan manusia tersebut  yang memunculkan filsafat 

proses belajar pengetahuan atau penyelidikan dengan akal budi. Artian 

sederhananya filsafat adalah: “Semua hal yang berhubungan dengan pertanyaan 

dan rasa ingin tahu”.
108

 

 Perkembangan ilmu dan teknologi tidak terlepas dari kehidupan manusia, 

walaupun tidak semua persoalan mampu dijawab ilmu, maka untuk menjawab 

persoalan yang tidak mampu dijawab ilmu menjadikan tugas dari filsafat untuk 

berupaya mencari jawaban pemikiran secara mendalam.  Ilmu dijadikan sebagai 

objek kajian dalam filsafat.  

  Dasar berpikir adalah sebuah proses untuk membuahkan pengetahuan.   

Kedudukan perbuatan memikir disusun mengiringi prasarana proses pasti 

                                                             

 107 Yan Djoko Pietono, Anakku Bisa Briliant (Sukses Belajar Menuju Brilliant), (Cet. I; 

Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 151. 

 108 Nell Turnbull, Bengkel Ilmu Filsafat, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 6. 
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mencapai belakang kesimpulan nyata segala sesuatu diketahui disebut proses. 

Gerak pemikiran dalam kegiatan untuk dipergunakan sebagai tanda (lambing) 

proses yang dipikirkan dari pokok pembicaraan. Salah satu lambang objek-objek 

dalam kehidupan yang konkrit yang dinyatakan dengan kata-kata adalah bahasa. 

Proses berpikir akan menjadi sulit Tanpa adanya lambang-lambang dalam 

mengabstraksikan gejala kehidupan. Manusia menemukan dirinya dengan 

menghayati hidupnya yang sempurna dengan pengetahuan dalam kegiatan 

berpikir, mengembangkan dan meningkatkan berbagai peralatan dalam tingkat 

baik buruknya sesuatu bergerak dengan menerapkan penunjang utama segala 

sesuatu yang diketahui  yang telah manusia peroleh. Alat tebuat dari logam 

(kapak) dan benda keras padat bukan logam (batu) waktu masa lampau dan zaman 

sekarang komputer karena adanya penemuan dan penerapan dalam proses. 

pemikiran manusia dalam benaknya muncul berbagai masalah menghadapi 

kenyataan dalam kehidupan sehari-harinya yang beragam menjadi bagian dari 

sejarah kebudayaannya.
109

 

B. Metode  dan Kriteria Berpikir Logis Filsafat Aristoteles 

 Manusia waktu terlahir ke bumi tidak mengetahui apa yang ada di 

sekitarnya. Sepanjang sejarah dalam hidup manusia ingin selalu mencari 

kebenaran sesungguhnya, hingga akhirnya  manusia mengenal alam sekitarnya,  

baik mengenai bagaimana sesuatu, untuk apa sesuatu dan apa manfaat sesuatu. 

Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk rasional sehingga dapat menyatakan 

arti dalam mengaitkan pemberian nilai, membedakan dan menjelaskan tentu 

                                                             

 109 Jujun S. Suriasumantri, Ilmu Dalam Perspektif Sebuah Kumpulan Karangan Tentang 
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dengan segala sesuatu diketahui daya pikir difungsikan, diketahui sebagai tempat 

keluar nyata bagian landasan berpikir yang dianggap benar.
110

 

 Penalaran benar yang dilakukan manusia disebut sebagai karakter berpikir 

nalar dengan pemikiran manusia yang logis dan analitis.  Cara kerja yang tercipta 

dalam menyelidiki keadaan tepat mengendalikan dengan nalar bukan pengalaman, 

aturan menggunakan akal budi; aturan bergerak hidup; sikap tertentu, dan pikiran 

itulah yang menunjukkan jalan pikiran masuk akal.
111

 

  Jalan pikiran dalam istilah logika menggantikan istilah penarikan 

kesimpulan dari jalan pikiran masuk akal sikap berpikir memegang teguh yang di 

wariskan turun temurun (tradisional) hingga jalan pikiran masuk akal modern 

dengan menarik pendapat akhir dari penjelasan sebelumnya induktif dan deduktif. 

 Manusia berpikir sebagai proses mendapatkan proses, membentuk pikiran, 

dan pendapat akhir dari penjelasan sebelumnya berkaitan putusan sesuatu yang di 

inginkan.
112

 Mempertimbangkan, memutuskan, mengembangkan menggunakan 

akal budi disebut berpikir ilmiah.
113

 setiap dasar objek  di dunia meminta cara 

kerja tertentu, misalnya mendapatkan pengetahuan membutuhkan metode lebih 

dari satu. Satu pikiran menyebutkan, sesuatu mempunyai bermacam-macam segi 

untuk meminta pemakaian bermacam-macam cara kerja. Metode berpikir ilmiah 

                                                             

 110 Ismail Marzuki dkk, Filsafat Ilmu di Era Milenial, (Fakultas Tekhnik Universitas 

Fajar; Makassar), h. 2.  

 111 Muhammad Rakhmat, Pengantar Logika Dasar, (Cet, I; Bandung: Logoz Publishing, 

2013), h. 1. 

 112 Achmadi Asmori, Filsafat Umum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 3-5. 

 113 Max Jammer, Einstern and Religion: Physics and Theology, (New Jersey: Princeton 

University, Press, 1997), h. 7-11. 
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digunakan untuk memperoleh pengetahuan.
114

 Metode berpikir kaidah ilmu 

pengetahuan boleh ditempuh menggunakan metode yang menjadi ciri khas dari 

pemikiran Aristoteles yaitu metode induktif. 
115

 

1. Metode Induktif 

  Penarikan kesimpulan dengan menarik pendapat akhir umum dari 

berbagai macam kejadian yang sifatnya individu, seperti fakta Ayam punya mata, 

kelinci punya mata, kupu-kupu punya mata dan bermacam-macam binatang lain. 

kesimpulan umum yang dapat ditarik dari kenyataan-kenyataan yang ada bahwa 

semua binatang mempunyai mata.  

 Dua hal mendapat untung dari jalan pikiran masuk akal induktif,  sebagai 

berikut;  

a. berhati-hati tidak boros, keadaan yang berbagai tingkah laku, bermacam 

gambar dan sisi bisa mengambil sebagai jumlah yang tidak tentu tindakan, 

mengumpulkan berbagai fakta dan tidak untuk dijadikan sebagai koleksi saja 

tetapi untuk menemukan inti kenyataan yang ada.  Pengetahuan tidak memiliki 

maksud dalam menciptakan hasil ulang suatu pokok pembicaraan pasti. tetapi 

untuk menegaskan cara dibangun sebagai dasar wujud sesuatu yang benar-

benar ada. Tindakan lengkap menanyakan cara teliti tidak mampu 

menghasilkan bagaimana rasa seperti gula dari secangkir kopi dan bagaimana  

rasa tidak sedap  pil kina. Segala yang diketahui dapat memenuhi kebutuhan 

merasa senang puas dengan tindakan dasar pengetahuan sifatnya  tepat  bahwa 

                                                             

 114 Cecep Sumarna, Filsafat Ilmu: Dari Hakikat Menuju Nilai, (Bandung: Pustaka Bani, 

2006, h. 125. 
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kopi dikatakan manis dan pil kina itu pahit. Tindakan manusia dalam 

kehidupan praktis berpikir teoritis  sudah cukup bersifat fungsional.  

b. dapat melakukan penarikan kesimpulan induktif dari pernyataan khusus ke 

pernyataan umum yang sifatnya lebih umum.
116

  Contohnya, semua binatang 

memiliki mata (induksi binatang), dari semua manusia memiliki mata (induksi 

manusia) kesimpulan yang bisa di peroleh pada pendapat akhir adalah semua 

memiliki mata. Pengetahuan yang di susun sistematis dalam penalaran ini 

mengarahkan pada tindakan-tindakan yang makin lama bersifat fundamental.  

 Aktivitas manusia dalam menemukan kebenaran adalah berpikir. Dan 

tidak bisa dipungkiri bahwa mengenai kebenaran yang disebut seseorang itu 

belum tentu kebenaran  bagi orang lain, perlu adanya kriteria dalam kebenaran. Di 

antaranya:: kebenaran epistemologi (pengetahuan), kebenaran ontologis (hakikat 

kebenaran), dan kebenaran semantis  (makna bahasa dan tutur kata ).
117

 Secara 

tradisional, tolak ukur dalam mengetahui pengetahuan yang dimiliki manusia 

diantaranya terdapat pendapat kebenaran ada 3. teori Korespondensi, teori 

Koherensi, dan teori Pragmatis.  

1. Teori Korespondensi adalah pendapat jenis kebenaran dalam pengetahuan,   

memiliki pandangan tentang pernyataan-pernyataan dianggap benar jika 

sudah memiliki acuan terhadap kenyataan yang ada.   

                                                             

 116 Muhammad Rakhmat, Pengantar Logika Dasar, (Cet. I; Bandung: Logoz Publishing, 

2013), h. 15-17. 

 117 Muhtar, Tesis dan Disertasi dalam Kebenaran Ilmiah, (Cet. I; Jember: CV Pustaka 

Abadi, 2019), h. 5. 
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2. Teori Koherensi adalah teori jenis kebenaran pengetahuan di mana 

pernyataan-pernyataan menyusun pengetahuan tidak saling bertentangan, 

melainkan saling bertautan secara logis.  

3. Teori Pragmatis adalah teori jenis kebenaran pengetahuan dengan 

mengukur kegunaan pengetahuan itu, pengetahuan memiliki nilai 

kebenaran dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan nyata.  

 Pembagian dari tiga kebanaran di atas, filsafat lebih menekankan pada 

kebenaran koherensi. Alasan utamanya karena filsafat tidak sepenuhnya teramati 

(observable), hakikat kenyataan yang di kaji oleh filsafat tidak sepenuhnya 

teramati (observable), sehingga kebenaran pengetahuan filsafat sepenuhnya tidak 

dapat dibuktikan secara empiris. Perlu diketahui tidak semua pengetahuan yang di 

miliki manusia memiliki acuan empiris. Sering kali pengetahuan manusia 

khususnya filsafat, melampaui fakta-fakta empiris, sehingga tentang kebenaran 

filsafat  dalam teori korepondensi kurang relevan untuk  dijadikan tolak ukur.
118

 

C. Pola berpikir logis Aristoteles dalam menemukan kebenaran 

 Kemampuan yang dimiliki manusia dalam bernalar, menyebabkannya 

mampu dalam proses pengembangan sesuatu diketahui yang menjadi sesuatu yang 

disembunyikan dibalik kemampuan manusia untuk menguasai sesuatu. Secara 

simbolik manusia diibaratkan seperti memakan buah pengetahuan  melalui 

perantara lewat Adam dan Hawa sehingga manusia dalam kehidupannya dengan 

bekal sesuatu yang diketahuinya tersebut, mampu memahami benar dan salah.  
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 Berkembangnya pengetahuan karena dua hal pertama kemampuan 

manusia dalam menggunakan bahasa  untuk menyalurkan informasi dari jalan 

pikirannya yang mendorong penerangan. Kedua  kekuatan manusia menggunakan 

akal budi sesuai dengan bagian rangka akal budi disebut penalaran.  Dengan 

adanya dua kelebihan inilah manusia mampu mengembangkan pengetahuan 

bahasa saling berhubungan dengan pikiran yang mampu menalar.
119

 Dalam 

rangka mendapatkan kebenaran ada dua jenis pengetahuan  pertama adalah segala 

sesuatu yang diketahui didapatkan manusia  dalam menemukan kebenaran 

menjadi hasil usaha yang aktifnya, untuk penalaran bahkan melalui aktivitas beda 

semacam hasil pancaindra dan kemampuan memahami tanpa dipelajari.  kedua 

segala sesuatu yang diketahui  manusia tidak mungkin menjadikan keadaan yang 

sesungguhnya atau kebenaran, dapat dijadikan kegiatan yang menguras tenaga 

pikiran giatnya, segala sesuatu yang diketahui mustahil kelihatan kesimpulan 

semacam proses produksi kegiatan menguras tenaga pikiran manusia 

mendapatkan kebenaran akan tetapi kelihatan pengetahuan yang ditawarkan.  

Manusia mendapatkan kebenaran ini mempunyai sifat menerima saja 

percaya/tidak dipercaya, kembali pada masing-masing keyakinan.  

  Cara penarikan kesimpulan dengan menggunakan cara tertentu dianggap 

shahih/valid dan disebut logika, pengkajian untuk berpikir shahih secara luas di 

definisikan sebagai logika. Dasar penalaran ilmiah dengan cara penarikan  

                                                             

 119 Redmun Windu Gumati, Filsafat Ilmu Berdasarkan Kurikulum Kualifikasi Nasional 
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induktif dan deduktif.
120

 Umumnya logika bertujuan untuk mencari kebenaran. 

Logika bermanfaat karena logika manusia mampu menggunakan akal satu arah, 

menjalankan usaha dengan cermat, pas, dan sudah diatur baik-baik sehingga 

berguna dalam memperoleh keadaan sesungguhnya sehingga dapat terhindar dari 

kekeliruan. Manusia harus berpegang pada prinsip berpikir dan bertindak dalam 

segala aktivitas.  

 Pemikiran logika Aristoteles ada dalam karyanya antara lain:  

1. Kategoria (latin: Categoria) memperkenalkan 10 klasifikasi Aristoteles. 

Kategori-kategori dimaksudkan terdiri dari substansi, kuantitas, kualitas, 

relasi, tempat, waktu, situasi, kondisi, tindakan, dan passi. Categoria ini 

mempertemukan tujuan sasaran jalan menjelaskan sesuatu. Pokok 

pembicaraan mempunyai ciri gambaran dalam pikiran secara 

menyeluruh.
121

 

2. De Interpretation (latin), Yunani: Perihermenias yaitu perihal penafsiran 

memperkenalkan konsep Aristoteles tentang proposisi dan penilaian, serta 

berbagai hubungan antara afirmatif, negatif, proposisi universal dan 

khusus. Ini adalah kontribusi paling penting dari Aistoteles untuk filsafat 

bahasa. Buku ini juga membahas masalah kontingensi masa depan.
122
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BasaBasi, 2021), h. 90.  



69 
 

 
 

3. Analytica Priora (Latin) atau Prior Analytics yaitu analitika atau logika 

yang lebih dahulu memperkenalkan metode silogisme, berpendapat untuk 

kebenaran dan membahas inferensi induktif.
123

 

4. Analytica Posteriora (latin) atau The Posterior Analytics tentang 

pembuktian yaitu analitika yang kemudian berkaitan dengan demontrasi, 

definisi, dan pengetahuan ilmiah.
124

 

5. Topica (latin) atau Topic yaitu terdiri dari sembilan buku tentang cara 

berargumen dan metode berdebat kaum sofis. Bagaimana cara membangun 

argumen dan simpulan yang valid bahwa kemungkinan bukan sesuatu 

yang pasti.
125

 Dalam risalah ini Aristoteles menyebut Predicables, 

kemudian dibahas oleh Porphyry dan ahli logika skolastik. 

6. De Sophisticis Elenchis (latin) atau Sophistical Refutations yaitu 

memberikan pembuktian akan kesalahan-kesalahan logis (Logika Fallacy), 

dan menyediakan kunci untuk memahami retorika Aristoteles.
126

 

 Pikiran yang digunakan dalam semua penalaran tentunya sudah 

berpangkal pada logika. oleh karena itu, terdapat rangkaian terikat tindakan,  

tetapi  tidak bisa dikatakan juga bahwa tidak segala pandangan berangkaian sama 

jalan pikiran masuk akal hanyalah yang mempunyai nilai benar dan yang bernilai 

salah. kajian seputar logika dalam diskursus keilmuan memiliki andil signifikan 

                                                             

 123 Tehubijuluw Zacharias, Filsafat Administrasi, (Cet, I; Jawa Timur: Uwais Inspirasi 
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terhadap perkembangannya. Umumnya masyarakat yang kondisinya cenderung 

praktis tampak menuntut pelajar dalam melakukan aspek penting dalam diskursus 

keilmuan. Konsep yang dianggap ilmiah itu mampu dalam membuktikan 

validalitas argumennya dengan terangkai sistematika logis menggunakan panca 

indra dan lainnya.
127

 Bukti-bukti yang telah dijelaskan menjadi satu kesatuan yang 

tidak dapat digantikan. Proses tampaknya patut hendak sebagai alat dari ukuran 

kaidah yang paling dasar.  Cara kerja berpikir kaidah yang digunakan manusia 

selain penting juga pengetahuan manusia terus berkembang. Dan manusia 

mendapat cakrawala ilmu pengetahuan yang belum pernah di lihat sebelumnya  

yang menanggung keberadaan manusia tidak mungkin bualan semata.
128

  

 Pembahasan yang mendalam tentang logika dalam dunia keilmuan 

menjadi sebuah diskursus mengani metode berpikir,  tepat atau tidaknya dalam 

menentukan metode yang akan diambil dan akan ditemukan hasil akhir dari 

wacana tersebut. Pertanyaan yang muncul tentang apa, kapankah metode berpikir 

dalam logika diterima, dipakai seiring dengan percakapan tersebut. Permintaan 

keterangan itu belakangan menjadikan aturan induktif dan deduktif semacam 

tanggapan. 

 Manusia fitrahnya berkemampuan dalam mengajukan pertanyaan, mampu 

berpikir logis,  analitis, diakhiri adanya kesimpulan.
129

 Kemampuan manusia yang 

berkembang  didukung bahasa yang dijadikan semacam alat komunikasi secara 
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lisan, batas keadaan yang tampak tidak berbentuk meskipun dapat mereka 

kembangkan, hingga mencapai tujuan kedudukan yang mampu dimengerti beserta 

gampang.
130

 Inilah keadaan alasan dalam konsep Aristoteles disebutnya manusia 

semacam animal rationale.  

 Kepala setiap orang memiliki perbedaan masing-masing dalam 

pemikirannya,  demikian juga kepada  para ilmuan, setiap individu menggunakan 

metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan merujuk pada 

filsafat merujuk pada filsafat.
131

 Metode ilmiah yang digunakan orang yang ahli 

pengetahuan dan penganut terdapat keadaan sesungguhnya percakapan menjadi 

lebih ringan, akibatnya melahirkan segala kebenaran mampu di 

pertanggungjawabkan, walau cuma atas nama logika. setiap kebenaran ilmu 

pengetahuan hakikatnya bertahan bersama  keterangan nyata berdasarkan 

pengalaman Karena pada dasarnya tiap keadaan yang sesungguhnya sebagai 

kaidah ilmu pengetahuan selalu bertahan dengan adanya keterangan nyata 

pengalaman, alat perasa yang mengikutinya.
132

 Cara daya pikir kaidah ilmu 

pengetahuan dengan tercapainya proses memahamnkan tahap akhir dapat di 

dorong dengan jalan pikiran masuk akal.
133

   

                                                             

 130 Maksud bahasa disini adalah bahasa ilmiah yang menjadi sarana komunikasi ilmiah 

yang bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berisi pengetahuan, sehingga ia memiliki 

syarat-syarat antara lain: terbebas dari unsur emotif, reproduktif, obyektif, dan eksplisit. Lihat: 
Suparlan Suhartono, Sejarah Pemikiran Filsafat Modern (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2005), h. 

47. 

 
131

 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006), 

edisi 3, h. 13-15. 

 132 Budi F. Hardiman, Filsafat Modern, ( Jakarta: Gramedia, 2004), lihat juga: Jujun S. 

Supriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), h. 215. 

 133 Jujun S. Supriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Sinar 

Harapan, 1985), h. 46. 
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 Untuk dukungan dalam pengembangan percakapan wacana ilmu 

pengetahuan sudah bergerak maju diperlukan satu perencanaan yang mampu 

melaksanakan tugas dengan baik. Cerita terkandung gerakan dalam logika teoritis, 

rencana dan pelaksanaan, di mana pelaksaannya menutupi gambaran metodologi 

yang digunakan, diikuti diskursuf komprehensip di bidang tersebut. 

mengkolaborasikan dengan percakapan ilmu pengetahuan lain, hingga mendapati 

aturan berpikir disambut segala belah pihak keilmuannya  balik ke keadaan 

semula berakhir pada cara belajar paling utama dalam percakapan ilmu 

pengetahuan.
134

  

 Menurut Aristoteles jalan pikiran yang masuk akal tidak terlepas dari 

silogistik., suatu penjelasan dalam prosesnya yang dalamnya terkandung unsur 

“proses/premis mayor” dan “pengertian/premis minor” adalah cara berpikir 

menarik kesimpulan terdiri premis umum, premis khusus dan simpulan. . di 

perlukan keduanya dalam rancangan benar yang dibangun sebelum sebagai 

rancangan usulan.
135

 Proposisi (rancangan usulan) inilah yang hendak menjadi 

pendapat akhir untuk kesimpulan. Manusia dalam mengumpulkan pengetahuan 

bukan untuk himpunan gambaran semata, tetapi sebagai kumpulan yang tersusun 

secara teratur bermacam-macam hakikat dari sesuatu yang benar adanya.
136

 

                                                             

 134 Ismail Raji al-Faruqi, Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan 
(Washington: International Institute Of Islamic Thought, 1982), h. 38-53. 

 135 Penalaran deduktif yang diambil poin intinya dan dirumuskan secara singkat, maka 

didapatilah bentuk logis pikiran yang disebut silogisme ini. sehingga penguasaan atas bentuk logis 

ini akan sangat membantu memfokuskan langkah-langkah pola pikir sehingga terlihat hubungan 

sebelum mencapai suatu kesimpulan. Lihat: Mundiri, Logika, (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2000), h. 45-46. 

 136 Ibarat logika adalah suatu bangunan, maka proposisi adalah batu, pasir, dan semen 

yang masih tercampur dengan hal-hal lain. Mohammad Muslih, “Problem Keilmuan Kontemporer 
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 Secara rinci menemukan kebenaran terdapat sepuluh kategori yang di 

maksud Aristoteles antara lain: (1). Substansi pengertian mengatakan dasar 

keberadaan ada tidak dipisahkan dari ada itu  (manusia, binatang, dan lain-lain). 

(2). Kuantitas suatu pengertian menyatakan ukuran dan jumlah (dua, tiga, sepuluh 

dan lain-lain). (3). Kualitas pengertian menunjukkan sifat ada itu (putih, busuk 

dan lain-lain). (4). Relasi atau rangkaian gambaran memperlihatkan hubungan 

satu ada bersama ada yang lain (rangkap, separoh, dan lain-lain). (5). Tempat 

gambaran memperlihatkan tempat beradanya sesuatu ada itu di antara  ada yang 

lain (di pasar, di rumah, dan lain-lain). (6). Waktu gambaran memperlihatkan kata 

tanya untuk menanyakan waktu dan kata tanya untuk menanyakan bilangan 

mewakili jumlah, berapa jumlahnya waktu ada itu (kemarin, besok, dan lain-lain). 

(7). Posisi  gambaran memperlihatkan kata tanya untuk menanyakan cara, suatu 

ada itu ada di tempat (duduk, berdiri, dan lain-lain). (8). Keadaan (mempunyai) 

ialah pengertian menunjukkan menanyakan perbandingan keberadaan ada dengan 

keberadaan yang lain. (9). Berbuat (aksi) ialah pengertian menyatakan perbuatan 

atau aktivitas ada itu (menulis, memasak, dan lain-lain). (10). Menderita 

(passivitas) ialah pengertian  menunjukkan  tindakan  di tujukan kepada ada itu 

sendiri (teraniaya, terbakar, dan lain-lain). Kadang-kadang disebut hanya delapan 

namun ada empat kategori penting di antaranya Substansi, Kuantitas, Kualitas, 

dan Relasi.
137

 Semua pengertian dikelompokkan satu dan lainnya membentuk 

“pendapat” pendapat-pendapat  kemudian dikelompokkan hingga mengeluarkan 

                                                                                                                                                                       
dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Pendidikan”, dalam Tsaqafah jurnal Peradaban Islam, vol. 8, 

no 1, April 2012, Gontor, Institusi Studi Islam Darussalam (ISID), h. 30. 

 137 Nurmaningsih, Periodesasi Ketokohan Filsafat, (Makassar, Alauddin University Press, 

2012), h. 112-113. 
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hasil “pendapat akhir” pendapat akhir dari penjelasan sebelum tersebut sebagai 

sesuatu nalar bukan pengalaman, dari dua pendapat dikeluarkan pendapat ketiga 

baru tidak sama dengan pendapat sebelumnya. Pendapat akhir inilah yang  

Aristoteles maksud dengan “silogisme”, silogisme merupakan uraian penutup. 

Silogisme mempunyai 3 unsur: (a) keterangan umum (mayor) (b) keterangan 

khusus (minor), (c) konklusi, bagian atas jalan pikiran masuk akal Aristoteles 

disebut silogisme.  

  Fungsi penalaran memiliki karakteristik tertentu dalam kegiatan berpikir 

Pertama, pola berpikir logis  disebut logika. Setiap usaha dalam penalaran  

mempunyai logika tersendiri dalam proses berpikir, berpikir  logis di maknai 

menjadi suatu gambar, menggunakan ketetapan sudah pasti yang dipakai dalam 

pengolahan menggunakan akal. Kerangka jalan pikiran yang masuk akal dalam 

keadaan sudah pasti dipandang tidak sesuai dengan logika kalau di lihat kerangka 

lain menyebabkan timbulnya tidak konsisten dalam proses gambaran akal budi, 

hingga mengeluarkan cara kerja proses yang berbagai macam. Kedua, 

mengendalikan sesuatu dengan nalar bukan dengan perasaan tampaknya 

penyelidikan terhadap sesuatu adalah pencerminan proses berpikir disandarkan 

dengan menjadikan logika sebagai pijakannya, dengan menganalisa kegiatan 

berpikir menggunakan gerakan-gerakan pasti.
138

 Jadi tidak segala aktivitas 

menggunakan akal budi berlandaskan pada keadaan malar bukan dengan 

pengalaman. Pentingnya mengetahui dengan membedakan mana berpikir yang 

memakai dasar jalan pikiran masuk akal dan pemahaman keseluruhan dan 

                                                             

 138 Milton D. Hunnex, Peta Filsafat: Pendekatan Kronologis dan Tematik, (Jakarta: 

Teraju, 2004), h. 1-9. 
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mengetahui yang tidak menggunakan sesuatu dengan nalar bukan pengalaman 

dalam hasil pancaindra, daya memahami tanpa dipikirkan, dan keadaan tersebut 

sifatnya tidak memperoleh pemahaman dalam arti keseluruhan tidak memakai 

dasar diri pada suatu pola menggunakan akal budi sudah pasti.   

 Pengetahuan berkembang dengan hasil mengukur yang nyata, pola dari 

sesuatu yang akan dihasilkan, ilmu tentang suatu metode, dan peninjauan secara 

cermat. Perkembangan cara berpikir model ini dianggap kuno dan telah mendapat 

tuntutan. Ilmu pengetahuan tidak semuanya bisa didekati dengan cara yang sama, 

perkembangan ilmu pengetahuan  dengan ditemukannya metode berpikir ilmiah. 

kondisi modernisasi membuat manusia tidak hanya hidup serba dalam keadaan 

mudah dan praktis manusia juga telah sanggup mencapai sesuatu yang belum 

terjadi dianggap seakan-akan tidak mustahil. Akibat dari perkembangan logika 

manusia tidak sedang diam, atas apa yang sudah terjadi.
139

  

 Penggunaan kedua metode ilmiah tujuannya supaya pengetahuan terbuka, 

selalu ada dan berkembang hingga mampu menjawab tantangan yang dihadapi, 

dan  keadaan sesungguhnya kesesuaian belajar kaidah ilmu pengetahuan didapat  

tidak dengan telah di batasi sela-sela, seluruh rangkaian ketika proses tidak 

seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, sesuatu 

yang dipakai untuk menyimpan, dan keadaan sudah pasti. Tetapi , harus berhati-

hati  letak akal budi seperti itu penting dalam rangkaian bersama jalan pikiran 

                                                             

 139 Nurul Qamar, H. Salle. Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum, (Cet. I; Makassar: 

CV. Sosial Politic Genius (SIGn), 2018), h. 59. 
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yang masuk akal menguasai proses segala sesuatu yang diketahui, sehingga batas 

pemikiran akal sehat seseorang harus nyata, dan tertuju.
140

  

 Inti pembahasan jalan pikiran yang masuk akal hadir tiga titik. Pertama, 

gambaran atau proses, hasil daya pikir manusia tentang objek yang sifatnya 

material dan non material.
141

 sehingga dengan kata lain adalah perwujudan 

penafsiran, pemaknaan obyek, di mana objek  masing-masing memiliki esensi, 

sela-sela tertutup dalam hasil jangkauan arti. Kedua, rancangan usulan dan 

tindakan menerangkan pemikiran ke dalam bahasa, walaupun perlu diketahui 

bahwa segala yang hadir dalam ingatan tidak semua dapat dikeluarkan lewat 

bahasa, nyata  dengan kata ringkas perihal pokok pembicaraan. Kalimat deklaratif 

di sini membawa sesuatu yang dipilih arti sesuai atau tidak benar.
142

 Rancangan 

jalan pikiran yang masuk akal mengenai seluruhnya sebenarnya dibangun atas 

asas pokok dasar berpikir, atau rumusan asas yang aturannya sudah pasti. 

semacam: ciri-ciri, bertentangan, ekslusi (terpisah dari yang lain), dan asas pokok 

dasar berpikir dapat memenuhi dasar hakikat.
143

 Ketiga, bentuk cara berpikir 

menarik kesimpulan terdiri premis umum, premis khusus, hingga  kesimpulan.  

                                                             

 140 Mujamil Qomar, Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional hingga Metode 

Kritik, (Jakarta: Erlangga, t.th. h.65. 

 141 Noor Ms Bakry, Logika Praktis Dasar Filsafat, h. 2. 

 142 Maksud Kaidah, disini adalah suatu pernyataan yang mengandung kebenaran 

universal. 

 143 Prinsip identitas menyatakan bahwa suatu benda, adalah benda itu sendiri. Artinya 
benda tersebut harus mengandung suatu makna yang sependapat dalam sebuah percakapan, atau 

memiliki suatu sifat yang konsisten. Adapun prinsip non-kontradiktif menyatakan bahwa tidak 

mungkin suatu benda memiliki makna yang saling bertolak belakang, dalam waktu dan kondisi 

yang sama. Selanjutnya eksklusi tertii, menyatakan bahwa tidak mungkin sebuah benda memiliki 

makna yang berlawan dan keduanya bermakna benar, ataupun keduanya salah. Dan tidak mungkin 

menggabungkan keduanya dalam satu waktu. Hal ini kemudian dilengkapi dengan prinsip cukup 

alasan, atau adanya suatu benda harus memiliki suatu alasan yang cukup untuk menerangkan 

maksud dari eksistensinya.  
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 Jalan pikiran masuk akal tidak hanya muncul menjadi jalan menggunakan 

akal budi dalam melihat hidup sudah di atur baik-baik, sebenarnya menjalani 

perubahan mengawali jalan pikiran masuk akal menjadi cara kerja menggunakan 

akal. Logika belakangan mengalami perkembangan sebagai dasar 

mengembangkan bidang pengetahuan dengan menjadi jalan sudut pandang kepada 

dunia.
144

  

 Jalan pikiran masuk akal suatu jalan menggunakan akal budi semacam 

telah jadi hadir dua abad belum terjadi  zaman Aristoteles, sehingga Aristoteles 

berperan untuk memaparkan gambaran jalan berpikir bukan semacam orang yang 

mencetuskan mula-mula sesuatu yang dipandang tersebut. Dengan bahasa lain, 

Aristoteles  tampak bersandar pada usaha dalam mencapai segala sesuatu yang di 

ketahui pada keadaan hal terikat timbulnya sesuatu, dan akhir hasil suatu peristiwa 

keputusan yang teratur.
145

 Kalimat atau proposisi yang dijadikan landasan berpikir 

untuk menarik kesimpulan dalam logika harus satu tindakan yang sesuai, terutama 

pokok, dan diharuskan.
146

  Pada tahapan ini sumber pengetahuan dicapai rasio 

bergantung pada logika dalam akal, tingkatan tempat keluar segala sesuatu yang 

diketahui dapat dicapai akal budi berkaitan pada jalan pikiran yang masuk akal 

dalam pemikiran akal sehat.  

  Landasan pengembangan ilmu karena adanya Kemampuan merasio, 

tampak jelas dalam sejarah di mana waktu adanya karangan pengetahuan Yunani 

                                                             

 144 Muhammad Muslih, Filsafat Ilmu, Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan 

Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, (Yogyakarta: Belukar, 2008), h. 207. 

 145 Muhammad Abid al- Jabiri, Isykalliyat al-Fikr al-Arabi al- Mu‟ashir (Beirut: Markas 

Dirasat al- Wahdiyyah al- Arabiyyah, 1994), h. 59. 

 146 Oesman Bakar, Hierarki Ilmu,  (Bandung: Mizan, 1997), h. 106.  



78 
 

 
 

yang diterjemahkan dalam bahasa Arab.  Pada masa kedua hijriah, jalan pikiran 

masuk akal menjadi hasil membagi dari salah satu ilmu pengetahuan membuat 

minat kaum muslim tergoda untuk memahaminya.
147

  Perkembangan awal dari 

ilmu ini terdapat adanya selisih pikiran Al-Kindi, dan Al-Farabi yang berbeda 

pendapat dengan Imam Nawawi yang didukung oleh Al-Ghazali yang 

menentangnya. Namun, mayoritas ulama‟ menganjurkan mereka untuk 

mempelajari ilmu ini karena kemampuan yang dimilikinya.
148

 Al-Farabi Dan Al-

Kindi dapat dikatakan sebagai orang yang berani melangkah kepada hal-hal yang 

tidak pernah dilakukan sebelumnya mendalami ilmu ini mulai dengan 

bersungguh-sungguh belajar rumusan asas menjadi hukum aturan pasti, gambar 

proses, belakangan menerapkannya dalam cara setiap hari tujuannya untuk 

mendapatkan bukti benar dan salahnya.   

 Pada abad ke 13 hingga abad 15, perkembangan logika selanjutnya oleh 

Roger Bacon, Petrus Hispanus, dengan mengerjakan, membawa jalan pikiran 

yang masuk akal membaca yang dipandang ada bedanya dengan yang diberikan 

oleh Aristoteles sebagai pendahulunya dan logika dikenal dengan sesuatu yang di 

sebut Ars Magna,  maksudnya sejenis cabang matematika menggunakan tanda dan 

huruf pengetahuan tentang sesuatu hal yang ada dalam pikiran tujuannnya untuk 

membuktikan kebenaran tertinggi.
149

 Bagian  pola pikir yang ikut dalam mewarnai 

berkembangnya ilmu logika di masa itu adalah Silogisme dan Ars Magna.   

Sebelumnya Francis Bacon  menjadikan cara kerja  yang tuntutan pengakuan atas 

                                                             

 147 Mundiri, Logika, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 2-3. 

 148 A. Hanafi, Pengantar Filsafat Ilmu, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 33-35. 

 149 Mundiri, Logika, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 3-4. 
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suatu fakta sebagai hal baru disebut cara kerja penalaran induktif, dalam hasil 

buatannya Novum Organum Scientiarum. Wilhelm Leibniz, yang 

memperkenalkan jalan pikiran yang masuk akal cabang matematika menggunakan 

tanda huruf mewakili angka-angka dalam menyampaikan kepastian, dan logika 

transendental ditemukan oleh Kant.
150

  Dalam hal ini tidak sedikit menyebut nama 

besar  seperti Bertrand Russell, Gottlob Frege, dan lain sebagainya. 

 Cara berpikir ilmiah  secara umum cara mempunyai ujung pada perbuatan 

yang sesuai bagian persoalan yang dihadapi, terkandung rencana yang dipilih 

terhadap segala putusan yang telah ditetapkan. Keputusan perbuatan ini di hari 

belakangan hendak berakibat untuk dirasakan  pada masyarakat global, mungkin 

karena tersentuhnya bersama beberapa komponen yang dianggap sebagai 

komposisi bahan alam semesta semacam: sesuatu yang berharga keyakinan yang 

dipegang sedemikian rupa oleh seseorang sesuai dengan tuntutan hati nuraninya 

(nilai), rancangan yang tersusun rapi dalam pikiran (ide), perangkat unsur teratur 

(sistem), kepercayaan kata yang menjadi dasar bentukan dari kata yang lebih 

besar (keyakinan dasar), dan zat sederhana dianggap sebagai komposisi bahan 

alam semesta, yang semuanya tidak dijadikan dalam kehampaan. Hidup secara 

global menuntut manusia dalam lingkungannya yang berdampak dari tindakan 

segala putusan yang telah ditetapkan dibuat seseorang. Dalam Artian segala 

                                                             

 150 Herbert J. Muller, Science and Criticism, (New Haven : Yale University Press, 1943), 

h. 63-68. 
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perbuatan, patut disampaikan dengan jelas, atau tidak jelas  memunculkan akibat 

bagi masyarakat luas.
151

  

  Faktor  mendasar memengaruhi manusia dalam tindakannya adalah dari 

pola pikir yang didengungkan oleh logika Sehingga komunikasi antara pikiran 

dengan perbuatan tidak terpisah.
152

 Seseorang jika sudah terbiasa dalam berpikir 

logis, akan melihat semua sesuatu dengan masuk akal, sebab peran jalan pikiran 

yang masuk akal identik semacam ditengah-tengah proses berkembangnya bidang  

disusun dengan sistem metode menerangkan gejala tertentu pada bidang 

pengetahuan, memengaruhi jalan manusia dalam melihat dasar dunia, hendak 

bangkit dalam kemajuan manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 151 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Roshda Karya, 2005), 

vii. 

 152 A Muis, Komunikasi Islami, (Bandung: Remaja Roshda Karya, 2001), h. 38. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. cara berpikir yang menggunakan jalan pikiran masuk akal, nyata,  disebut 

dengan berpikir logis, dikatakan berpikir konsisten, mendalam dan kritis 

dengan adanya kepercayaan-kepercayaan dengan mendapat dukungan dari 

pendapat yang shahih dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan yang 

benar. Sedangkan konsep logika adalah paham berpikir dalam proses 

mencari kebenaran dan  menjelaskan shahihnya atau validnya sebuah 

pendapat ditentukan bentuk logisnya. Berpikir satu arah, benar dan teratur 

baik-baik adalah suatu pemikiran itu sudah sesuai dengan yang ditetapkan 

dalam aturan logika.    

2. memakai cara kerja induktif dan cara kerja deduktif. Metode induktif suatu 

proses dalam menarik kesimpulan  ditarik dari rancangan usulan khusus ke 

rancangan usulan umum. Sedangkan  Metode deduktif suatu  proses 

menarik keputusan pendapat akhir diangkat dari rancangan umum ke 

rancangan khusus. mengenai kriteria berpikir logis menjadi suatu ukuran 

untuk menemukan kebenaran dalam berpikir. 

3. Pola berpikir logis menjadi faktor yang memengaruhi dasar manusia dalam 

perbuatannya, komunikasi akal dan tindakan sebagai keadaan yang tidak 

dapat dipisahkan. Maka dengan terbiasanya dalam berpikir logis sehingga 

memengaruhi cara pandang manusia dalam memandang sesuatu. 
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B. Implikasi 

 Manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya berpikir, kegiatan manusia 

dalam menemukan kebenaran adalah berpikir. Berpikir logis atau berpikir 

konsisten dari pendapat dan keyakinan yang valid dapat menambah wawasan 

pemahaman kita sebagai manusia agar dapat berpikir untuk mendapatkan 

kebenaran dan terhindar dari hal hal yang dianggap keliru. Salah satu bagian 

filsafat yang menuntun manusia untuk berpikir dengan benar adalah logika. logika 

dapat membuat daya dalam menganalis meningkat sehingga dalam mengambil 

sebuah keputusan sudah dipertimbangkan dan dipahami dengan baik dalam proses 

menarik kesimpulan yang benar. Dengan demikian manusia secara langsung 

menemukan fakta terhadap kebenaran hingga memunculkan pemikiran yang 

sehat. 
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