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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

 

Daftar huruf Bahasa Arab dan teransiliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat dari table berikut: 

 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengantitik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( 

‘ ). 

 

 

 

 

 

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof أ

 ya’ Y Ye ي
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2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda

j 

Nama Huruf Latin Nama 

◌َ Fathah a A 

◌ِ Kasrah i I 

◌ُ Dammah u U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 
 

Contoh: 

ف ي ك  : kaifa 

ل  هؤ  : haula 

 

 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya ai a dan i     ي

 fathah dan wau au a dan u     و
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3. Maddah 

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

4.  Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sedang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah I itu transliterasinya dengan [h].  

5. Syaddah (Tasydit) 

Syaddah atau tasydit  yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda ta sydid  (  ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda syaddah.  

Jika huruf ي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ) 

 .makai a ditransliterasikan seperti huruf maddah (i) ,( ي )

 

Harkat dan Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 fathah dan ا / ي

alifatauya 

a a dan garis di atas 

 kasrah dan ya i i dan garis di atas     ي

     و
dammah dan 

wau 
u u dan garis di atas 
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6. Kata sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam 

ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah mapun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah  

Aturan translitrasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penelitian kata Arab yang lazimdigunakan dalam bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat  Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), 

sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata menjadi bagian dari satu 

rangkaian tells Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

9. Lafz al-Jalalah ((الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-Ijalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf Kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

dari (orang,tempat,bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka  yang ditulis dengan huruf 

capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 

Ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan 

DR).  

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.   = subhanahu wa ta’ala 

Saw    = sallalahu ‘alaihi wa sallam 

As   = ‘alaihi  al-salam 

H   = Hijriah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3:4 

HR   = Hadis Riwayat  
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ABSTRAK 

NAMA  : Emilia 

NIM  : 30100120003 

JUDUL : Implementasi Pemikiran Ibn Miskawaih di Era 
digital ( Perspektif Filsafat Akhlak) 

   

Ibn Miskawaih merupakan seorang filsuf Islam yang dikenal dengan 
kontribusinya dalam filsafat akhlak. diera digital seperti saat ini konsep Ibn 
Miskawaih sangat relevan dalam era digital karena nilai-nilai moral yang diajarkan 
berlaku dan dapat dijadikan sebagai landasan untuk menghadapi perubahan zaman 
yang berlangsung. Oleh karena itu peneliti mencoba melihat bagaimana pemikiran 
Ibn Miskawaih tentang akhlak, bagaimana implementasi pemikiran Ibn Miskawaih 
di era digital dilihat dari filsafat akhlak serta bagaimana dampak implementasi 
akhlak di era digital menurut Ibn Miskawaih. 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan beberapa metode, yaitu  melalui 
buku-buku, jurnal, artikel dan hasil penelitian, baik yang dipublikasikan maupun 
tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggali sumber-sumber 
literarur yang berkaitan dengan penelitian ini, serta mengumpulkan data terkait 
pemikiran Ibn Miskawaih tentang akhlak dan bagaimana itu diterapkan dalam era 
digital sekarang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan 
pendekatan, pendekatan filsafat untuk melihat pemikiran Ibn Miskawaih tentang 
akhlak dan implikasinya di era digital, pendekatan akhlak untuk menggali nilai-
nilai moral yang relevan dan mengintegrasikannya dalam penggunaan teknologi 

Secara umum menurut Ibn Miskawaih, akhlak merupakan bentuk jamak 
dari kata khuluq yang berarti keadaan jiwa yang mengajak seseorang untuk 
melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dipikran dan diperhitungkan sebelumnya. 
Salah satu karya Ibn Miskawaih yang sangat terkenal adalah “Tahdib al-Akhlak” 
(pembinaan akhlak), dimana Ibn Miskawaih mengembangkan pemikiran etika dan 
akhlak yang mendalam, Ibn miskawaih menekankan pentingnya pembentukan 
karakter yang baik dan kesempurnaan akhlak sebagai tujuan utama kehidupan 
manusia. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh Ibn 
Miskawaih kita dapat menjadi individu yang baik dalam berinteraksi baik di era 
digital, era digital yang dimana kemajuan informasi dan teknologi yang canggih 
menyebapkan dua dampak yaitu positif dan negatife, positifnya memberikan 
informasi yang mudah, dapat berkomunikasi  dengan baik, negatifnya: penipuan, 
pornografi dan kasus lainnya. 

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait dengan   
pemikiran Ibn Miskawaih tentang akhlak dan menerapkannya dalam era digital, 
individu dapat menjadikan nilai-nilai moral dan akhlak sebagai landasan dalam 
berinteraksi di era digital, membentuk karakter yang baik dalam lingkungan sekitar 
serta menjaga keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata dengan bijaksana.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era digital di masa sekarang dapat di gambarkan sebagai periode dimana, teknologi 

informasi dan komunikasi sudah sangat maju. Akses internet sangat mudah menjadi 

suatu aspek penting dalam kehidupan manusia. Era digital ditandai dengan 

perkembangan media social, misalnya Instagram, twiter, youtube, facebook, tiktok dan 

lain-lain. Sosial media memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. 

Perubahan gaya hidup dalam berinteraksi maupun berkomunikasi tidak terlepas dari 

pengaruh perkembangan teknologi di era digital. Teknologi menjadi alat yang 

membantu manusia dalam mempermudah pekerjaanya.1 

Kemajuan Era digital dimana hampir semua aspek kehidupan terkoneksi dengan 

teknologi digital. Digitalisasi memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan 

Dimana era digital mengubah cara berkomunikasi, dan masih banyak pengaruh 

pengaruh lainnya.2 Namun disamping itu semakin canggih teknologi menyebapkan 

suatu perubahan besar dalam kehidupan manusia. 

Era digital telah memberikan dampak besar dalam kehidupan manusia. 

Teknologi yang semakin canggih berdampak negatife pada tindakan

 
1 Wawan Setiawan ‘Era Digital dan Tantangannya’, (Bandung: Universitas Pendidikan 

Indonesia, 2017), h. 1-4 
2 Puji Rahayu “Pengaruh Era Digital terhadap Perkembangan Anak”, (Lampung,2019, h.2 
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 moral, dan akhlak saat berintraksi dalam kehidupan sehari-hari, baik face to face 

maupun online. Saat ini media social dinilai sebagai bagian yang tidak dapat 

terpisahkan bagi kehidupan Masyarakat. 3 Era digital dengan kemajuan ini selain 

manfaat positif juga ada manfaat negative. Positifnya, sebagai media pertukaran data, 

media pencarian informasi dan berita, media komunikasi dan media bisnis. Negatifnya, 

terdapat pelanggaran hak cipta, pornografi, penipuan, kejahatan internet, dan banyak 

tayangan kekerasan yang cepat ditiru oleh penontonnya.4 Dari situlah diperlukan    

akhlak agar dapat mengurangi dampak negatif. 

 Pesatnya perkembangan teknologi, memberikan keuntungan dan tantangan dalam 

hal berprilaku. Semakin maraknya  gaya hidup yang tidak mencerminkan perilaku yang 

baik membuat kita perlu lebih banyak belajat tentang akhlak. Masalah didunia maya 

semakin parah dan meluas. Realitas ini dapat ditemukan di jaringan online, seperti 

penyebaran berita hoaks, cyber, bullying, penipuan, ujaran kebencian, prositusi online, 

eksploitasi seksual, pornografi, perdagangan anak, dan lain-lain. Krisis akhlak terjadi 

karena Sebagian orang tidak mau lagi mengindahkan tuntunan agama. Tantangan 

zaman yang masing-masing memiliki keperibadiannya sendiri harus dipahami dan 

disadari oleh Masyarakat. Hal ini dikarenakan sulitnya menyikapi dan menyelesaikan 

berbagai persoalan kehidupan yang baik tanpa memahami dan menyadari perubahan 

yang terjadi. Dalam situasi diera digital ini, penting bagi individu dan Masyarakat 

untuk berperan aktif dalam menjaga akhlak di era digital dengan melakukan refleksi 

 
3 Wida Fitria dan Ganjar Eka Subakti “Era Digital dalam Perspektif Islam: Urgensi Etika 

komunikasi Umat Beragama di Indonesia”, (Bnadung:Universitas Pendidikan Indonesia, 2022),h.2. 
4 I Gede Ratnaya ‘Dampak Negatif perkembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi dan 

Cara Antifasinya’, Vol 8 No 1. (Januari,2011), h. 6-9. 
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dengan kesadaran yang tepat, pemanfaatan teknologi digital dapat membawa manfaat 

dalam kehidupan sehari-hari.5 

Ibnu Miskawaih adalah satu-satunya filsuf Muslim yang dikenal sebagai “bapak 

etika” dalam Islam, membahas dasar-dasar etika dalam bukunya tentang Pendidikan 

moral dan pemurnian akhlak. Inti etika Ibnu Miskawaih ada dua yaitu, kebaikan umum 

dan kebaikan khusus. Kebaikan umum adalah kebaikan bagi seluruh umat manusia. 

Sedangkan kebaikan khusus adalah kebaikan bagi seseorang secara pribadi.6 

Salah satu keunikan etika Ibn Miskawaih adalah doktrin jalan tengah. Jalan tengah 

disini kesembangan, moderat, harmoni. Dengan kata lain doktrin jalan tengah ini bisa 

dikatakan suatu sikap yang fleksibel serta dinamis, sehingga dalam menghadapi setiap 

perubahan yang terjadi dalam kehidupan, Masyarakat mampu menyesuaikan diri 

dengan baik. Bagaimanapun zaman berubah, keutamaan nilai-nilai akhlak tidak pernah 

lekang oleh waktu. Dalam situasi dan kondisi apapun manusia selalu memilki pedoman 

yang tetap.7 Menurut Ibn Miskawaih akhlak juga menyoroti perilaku jiwa yang 

melakukan perbuatan tanpa berpikir dan mempertimbangkannya terlebih dahulu, sikap 

ini bersumber dari unsur budi pekerti, didikan dan kebiasaan.8 

 

 

 
5 Fathiul Khoir, “Pendidikan Akhlak Pada Generasi Milenial di Era Disrupsi”, Al-Aufa: Jurnal 

Pendidikan dan Kajian Keislaman, Vol.4.(Surabaya 2022),h.4. 
6 Rohmatul Izad, Ibn Miskawaih Ibn Miskawaih Inisiator Filsafat Etika Islam, 

(Yogyakarta,2021.h.164. 
7 Lisdayanti “Konsep Etika Studi Pemikiran Ibn Miskawaih” skripsi, (Lampung, Fak 

Ushuluddin dan Studi Agama, 2019), h.92. 
8 Rohmatul Izad, Ibn Miskawaih Insiator Filsafat Etika Islam, (Yogyakarta, 2021).h.36. 
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Ibnu Miskawaih menggambarkan manusia sebagai makhluk dengan sifat-sifat 

Istimewa karena mempunyai daya berfikir, yang pada hakikatnya berdasarkan daya 

piker tersebut manusia dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk dan salah. 

Upaya mewujudkan kebaikan merupakan salah satu indikator dalam tingkat 

kesempurnaan akhlak.9  

Pandangan Ibn Miskawaih tentang akhlak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu 

fitrah atau tabiat dan usaha (ikhtisab) atau jalan, kemudian menjadi sebuah kebiasaan. 

Namun Ibn Miskawaih lebih cenderung kepada yang kedua, yaitu semuanya adalah 

hasil usaha (muktasabah). Ibn Miskawaih menganut gagasan bahwa setiap manusia 

memiliki potensi untuk berakhlak apa saja, tidak peduli seberapa cepat atau lambat. Ibn 

Miskawaih menetapkan bahwa kemungkinan manusia bisa saja mengalami perubahan 

akhlak. Dari sinilah diperlukan adanya syariat, aturan, nasihat-nasihat dan berbagai 

macam ajaran.10 Aturan tersebut menjadi pengakuan dalam menganalisa segala 

dampak kemajuan di era digital agar tetap berada dalam kebahagiaan dunia dan akhirat, 

seperti yang jelas di minta kepada Allah.  yaitu Al-Qur’an dan Hadist Nabi. Allah SWT 

berfirman dalam Q.S al- Baqarah/2:201. 

رَةِ ِحَسَنَةِ ِوَّق نَاِِِعَذَابَِِالنَّارِ  ٰخ   ربَ َّنَاِ ِِاٰت نَاِف ِِالدُّن ايَاِِحَسَنَةِ ِوَّف ِِالْا
Terjemahnya: 

“Ya Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di  akhirat,  serta 

lindungilah kami dari azab neraka”   (Q.S Al-Baqarah/2:201).11 

 
9 Rudi S “Manusia Sempurna Menurut Ibn Miksawaih”, Skripsi, (Makassar, Fak, Ushuluddin dan 

Filsafat, 2018). h. 7. 
10  I Gede Ratnaya ‘Dampak Negatif perkembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi dan 

Cara Antifasinya’, Vol 8 No 1. (Januari,2011), h. 6-9. 
11  Kemenag,https://kalam.sindonews.come/ayat/201/2/al-Baqarah-ayat-201.21 juli 2023. 
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Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa manusia yang memperoleh setiap kebaikan 

didunia dan akhirat, yaitu orang-orang yang senantiasa memohon dalam doanya agar 

terhindar dari api neraka serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Agar 

kebahagiaan di dunia bisa tercapai, ada beberapa hal-hal yang harus dilakukan , 

antaranya bersabar dalam berusaha , disiplin dan menaati peraturan, mampu 

beradaptasi disetiap lingkungan bermasyarakat , mempunyai niat baik dalam usahanya 

serta bertanggung jawab. Sedangkan untuk mencapai kebahagiaan diakhirat, kita harus 

mempunyai iman yang suci dan kuat, serta memperbanyak amal saleh dan berakhlak 

mulia. Agar terhindar dari siksa neraka hendaklah menjauhkan diri dari segala bentuk 

perbuatan maksiat, menghindari kemungkaran dan menjaga diri dari perbuatan yang 

dilarang Allah karena pengaruh syahwat dan hawa nafsu.12 Rasulullah Shallahu’alahi 

Wa sallam bersabda: 

ِخُلُق ا سَنُ هُماِ ِأَحا م ن يَِِإ يماَنِ  مَلُِِالامُؤا ِِهُرَي ارَةِقاَلَِ:ِقاَلَِِرَسُولُِِاللَِّّ ِصَلَّىِِاللَُِِِّّعَلَياهِ ِوَسَلَّمَِِ:ِأَكا ِأَب    ،عَناِ

Artinya: “Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasululullah bersabda, Orang Mukmin  

     Yang paling sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya” 

                (HR. Tirdmidzi no. 1162). 

Hadist diatas menunjukkan kolerasi antara iman dan akhlak. Indikator keimanan 

yang sempurna menurut hadist adalah orang yang akhlaknya paling baik. Artinya 

keimanan seseorang tidak hanya berkaitan dengan Allah dan rasul saja, melaiknkan 

harus disempurnakan dengan akhlak yang baik. Keimanan dan akhlak seseorang 

hendaknya berbanding lurus, yaitu semakin tinggi keimanan semakin baik pula 

akhlaknya.13 

 
12 Kemenag,https://kalam.sindonews.come/ayat/201/2/al-Baqarah-ayat-201.21 juli 2023. 

13 Supriyanto “filsafat Akhlak Ibn Miskawaih”, Banten,2020). h.43. 
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Akhlak mencerminkan bagaimana seseorang harus menjalani hidupnya, berprilaku 

dan mengatur kehidupannya secara bertanggung jawab agar berhasil menjadi manusia 

dan mencapai potensi tertingginya agar kehidupannya lebih berkualitas. Dengan 

demikian tujuan akhlak tidak sekedar memahami teori, ilmu, pengetahuan, atau 

pandangan saja, namun juga mempengaruhi dan mendorong manusia agar hidup suci 

dan menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan, serta memberikan manfaat bagi orang 

lain.14 

Akhlak begitu penting dan relevan di era digital saat ni karena berkaitan dengan 

permasalahan tersebut, peneliti mencoba menganalisis tentang permasalahan akhlak di 

era digital yang akan ditinjau dari perspektif filsafat akhlak. Maka dari itu ajaran akhlak 

masih diperlukan untuk permasalahan di era digital sekarang. Hal ini kemudian 

menjadi alas an peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi 

Pemikiran Ibn Miskawaih di Era Digital Perspektif Filsafat Akhlak” 

 

 

 

 

 

 

 
14 Indo Santalia ‘Pemikiran Etika Ibnu Miskawaih’ (Yogyakarta, Vol.1. 2023) h. 93-95. 
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B. Rumusan Masalah 

Untuk menjadikan masalah lebih spesifik dan sesuai dengan judul penelitian, 

maka rumusan masalah hadir untuk membahas masalah secara benar-benar focus. 

Melihat latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti membagi rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pemikiran Ibn Miskawaih  Tentang Akhlak? 

2. Bagaimana Implementasi Pemikiran Ibn Miskawaih di Era Digital di lihat 

dari Filsafat Akhlak? 

3. Bagaimana Dampak Implementasi Akhlak di Era Digital Menurut Ibn 

Miskawaih? 

 

C. Pengertian Judul 

Pengertian judul dikemukakan guna memperjelas arah permasalahan yang akan 

diteliti sebagai bentuk untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran terhadap 

makna yang terdapat dalam judul penelitian atau sebagai persepsi terhadap arah dalam 

penelitian ini sehingga dapat dimengerti dengan baik. 

Berdasarkan dari judul penelitian ini mengenai “Implementasi Pemikiran Ibn 

Miskawaih di Era Digital (Perspektif Filsafat Akhlak)” sehingga lebih jelas diperlukan 

penjelasan awal terhadap pengertian atau istilah-istilah dari beberapa variable yang 

terdapat dalam judul penelitian ini, dengan demikian penelitian mendeskripsikannya 

sebagai berikut: 
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1. Era Digital 

Era digital dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan canggih, 

seiring dengan perkembangan saat ini, teknologi digital bukan sesuatu yang langka 

lagi. Dan tidak sulit untuk menemukannya. Era digital merupakan masa Dimana 

informasi diperoleh dan disebarluaskan dengan mudah dan cepat melalui teknologi 

digital. Di era digital teknologi yang menggunakan system computer yang terhubung 

dengan internet disebut dengan teknologi digital. Era digital sudah menjadi bagian dari 

kehidupan Masyarakat, khususnya generasi muda yang sedang mengubah gaya 

hidupnya. 

Digital merupakan sebuah konsep pemahaman perkembangan masa kini 

mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, dari segala hal yang rumit hingga yang 

ringkas. Era digital kini menjadi komponen dari kehidupan Masyarakat yang akan 

mengubah pola kehidupan, termasuk cara belajar dan berbagai informasi.15 

1. Filsafat Akhlak 

Akhlak menurut Ibn Miskawaih merupakan bentuk jamak dari kata khuluq  

yang berarti jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

tanpa berfikir dan emperhitungkan terlrbih dahulu. Sehingga dapat dijadikan tabiat 

manusia maupun hasil dari Latihan-latihan yang telah dilakukan, sehingga menjadi jati 

diri seseorang yang mampu melahirkan khuluq yang baik.16 

 
15 Puji rahayu, “pengaruh Era Digital terhadap perkembangan Bahasa Anak”, Al-Fathin: Jurnal 

Bahasa dan Sastra Arab, Vol. 2. (Lampung 2019), h. 47. 
16 Syarifuddin Elhayat “Filsafat Akhlak Persepktif Ibn Miskawaih”, (Jurnal Taushiah Fai Uisu, 

Vol.9 No. 2019, h.52. 
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Penelitian ini akan membahas pengaruh era digital dan dampak yang 

ditimbulkannya, serta bagaimana konsep-konsep pemikiran Ibn Miskawaih dapat 

diterapkan dalam konteks era digital (perspektif filsafat Akhlak). 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan data 

skunder. Pertama, sumber data primer secara langsung bersumber dari tokoh yang akan 

diteliti, sumber data primer pada penelitian ini yaitu Ibn Miskawaih dalam bukunya 

“Menuju Kesempurnaan Akhlak” dalam buku ini dipaparkan tentang pemikiran Ibn 

Miskawaih yang dimulai dengan pembahasan jiwa, fitrah manusia, kemudian bagian 

utama dari akhlak adalah kebaikan dan kebahagiaan. Akhlak mulia diperoleh dari 

kesadaran individua tau pengalaman hidup yang dijadikan sebagai landasan untuk 

mencerminkan perilaku akhlak yang mulia, yang terlatih dan juga dipengaruhi oleh 

berbagai faktor lingkungan maupun sekitarnya.17 

Kemudian sumber data skunder yang diambil dari reverensi yang relevan dengan 

penelitian. Setelah peneliti menelusuri berbagai sumber kepustakaan, peneliti belum 

mendapatkan karya tulis yang sama persis dengan penelitian ini. Akan tetapi terdapat 

berbagai karya tulis yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini baik hasil 

penelitian kepustakaan maupun penelitiann lapangan, baik dari buku, artikel, jurnal, 

atau karya tulis lainnya yang bisa dijadikan reverensi atau sumber inspirasi gagasan 

 

17 Ibn Miskawaih, Menuju Kesempurnaan Akhlak , Terj. Helmi Hidayat, (Bandung:Mizan, 

1994),h. 15. 
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dalam penelitian ini. Adapun karya tulis yang memiliki kesamaan dengan penelitian 

ini, yaitu: 

Pertama, jurnal dengan judul “Relevansi Pendidikan Karakter Ibnu Mikskawaih 

Terhadap Pendidikan Era Modern” yang ditulis oleh Khairul Huda, Fitra Ratu Prilia.18 

Jurnal ini hanya mengkaji relevansi konsep Pendidikan karakter dalam kaitannya 

dengan era modern, relevasi Pendidikan karakter memiliki kolerasi dengan era modern 

saat ini, dalam kecerdasan harus berpedoman pada nilai-nilai luhur antara lain memiliki 

keimanan, berakhlak mulia, dan bersumber dari nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. 

Pengembangan karakter bertujuan untuk menghasilkan prilaku manusia dalam 

penelitian ini kita mengakaji pemikiran Ibn Miskawaih di era digital Perspektif Filsafat 

Akhlak. 

Kedua, jurnal tentang “Releguitas Mahasiswa Milenial Dalam penerapan Akhlak 

dan Etika di Era Digital” yang ditulis oleh Nini Adelina Tanamai.19 Jurnal ini 

membahas tentang penerapan akhlak dan etika dalam konteks digital oleh mahasiswa 

milenial yang religious, pembahasannya mencakup tantangan dan peluang yang 

dihadapi mahasiswa milenial dalam mengaplikasikan nilai-nilai agama dan moral 

dalam dunia digital yang semakin kompleks dan berkembang. Tentang semakin baik 

religuitas siswa, maka cenderung akan baik akhlak dan etika siswa tersebut. 

Penggunaan media social dan releguitas memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

akhlak di era digital. Penelitian ini membahas tentang konsep-konsep pemikiran Ibn 

Miskawaih mengenai akhlak yang dapat dipahami dan diterapkan di era digital.  

 
18 Ibnu  Miskawaih,  ”Relevansi  Pendidikan  Karakter  Ibn  Miskawaih di Indonesia’’, 

Penelitian Keislaman:UIN Sunan Kalijaga (Yogyakrta, 2021),h.26. 
19 Nini Adelina Tanamal, ‘Religiuitas Mahasiswa Milenial Dalam Penerapan Akhlak Dan Etika 

Di Era Digital . Vol. 1 no 2. 2022. h.16. 
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Ketiga, jurnal skripsi tentang “Konsep Etika (Studi Pemikiran Ibnu Miskawaih)” 

yang ditulis oleh lisdianti. Dimana penelitian ini menjelaskan pemikiran Ibn 

Miskawaih mengenai konsep etika, bahwa etika selalu bekaitan dengan nilai, etika 

adalah sesuatu yang menjelaskan tentang arti baik dan buruk perbuatan manusia. 

Konsep etika selalu menjamin tercapainya perbuatan atau perilaku yang baik pada 

manusia. Sedangkan penelitian ini lebih focus pada pemutakhiran atau pengembangan 

pemikiran Ibn Miskawaih di era digital. 

Ketiga, jurnal skripsi tentang “Konsep Etika (Studi Pemikiran Ibn Miskwaih), yang 

ditulis oleh Lisdiyanti.20 Dimana penelitian ini menjelaskan pemikiran Ibn Mskawaih 

mengenai konsep etika, bahwa etika selalu berkaitan dengan nilai, etika adalah suatu 

yang menjelaskan tentang arti baik dan buruk dalam perbuatan manusia. Konsep etika 

selalu menjamin tercapainya perbuatan atau perilaku yang baik pada manusia. 

Sedangkan penelitian ini lebih focus pada pemutakhiran atau pengembangan 

pemikiran Ibn Miskawaih di era digital. 

Keempat, jurnal tentang “Urgensi Etika Islam di Era Digital” yang ditulis oleh 

Budiman.21 Menjelaskan pesatnya perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap 

pola piker, perilaku, dan Islam adalah agama yang mulia yang mengatur segala aspek 

kehidupan termasuk etika. Dimana etika Islam adalah etika yang berdasarkan pada 

hukum Islam dan mengikat secara mutlak bagi seluruh umat Islam termasuk dalam 

 

20 Lisdiyanti “Konsep Etika Studi Pemikiran Ibn Miskawaih”, Skripsi Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung 2019. h.43. 

21  Budiman, ‘Urgensi Etika Islam Di Era Digital’, Journal Of Islamic Economics and Business 

Studies, 4.1 (2021), h.. 1–11. 
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berperilaku. Sedangkan penelitian ini menjelaskan kajian pemikiran Ibn Miskawaih 

sebagai salah satu tokoh yang membahas etika Islam. 

Kelima, jurnal tentang “Era Digital Dalam Perspektif Islam, Urgensi Etika 

Komunikasi Umat Beragama di Indonesia” yang ditulis oleh Wida Fitria, Ganjar Eka 

Subakti.22 Jurnal ini membahas tentang peran Islam dalam menyikapi era digital 

sebagai Solusi permasalahan yang diteliti. Islam menekankan bahwa umat  beragama 

harus menjaga dan membangun komunikasi yang baik antar umat beragama. 

Khususnya etika berkomunikasi yang baik agar seluruh kegiatan komunikasi dapat 

mencapai tujuan demi kebaikan Bersama. Agar dapat terhindar dari segala kegiatan 

amoral dalam berkomunikasi. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pemikiran 

Ibn Miskawaih di era digital dikaji dan diterapkan untuk mengatasi tantangan akhlak 

yang dihadapi Masyarakat digital. 

Keenam, buku tentang “Inisiator Filsafat Etika islam” yang ditulis oleh Rahmatul 

Izzad.23 Buku ini membahas gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh Ibn Miskawaih 

semasa hidupnya, inti etika Ibn Miskawaih berkisar pada tiga hal yaitu kebaikan, 

kebahagiaan dan keutamaaan. Etika yang disusun Ibn Miskawaih sangat bersifat 

genetic, yaitu didasarkan pada tempat, dan posisi manusia di dalam kosmik, agamis, 

dan sangat praktis. Sedangkan dalam penelitian ini fokus bagaimana era digital 

mempengaruhi akhlak yang ada dalam kehidupan Masyarakat. 

 

 
22 Wida Fitria dan Ganjar Eka Subakti “Era Digital Dalam Pespektif Islam:Urgensi Etika 

Komunikasi Umat Beragama di Indonsia”, journal Penelitian Keislaman, 2022.h.18. 

23 Rohmatul Izad, Ibn Miskawaih Inisiator Filsafat Etika Islam, (Yogyakarta, 2021).h. 164. 
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E. Metodologi Penelitian 

Metode adalah cara yang benar dalam melakukan sesuatu dengan menggunakan 

pemikiran yang matang untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah 

pemikiran yang sistematis dengan berbagai jenis permasalahan yang makananya 

memerlukan pengumpulan dan penafsiran kata-kata. Jelas bahwa penelitian ini adalah 

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) jadi, pengumpulan data 

yang pertama adalah dari kepustakaan. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian terstruktur dengan menggunakan penelitian kualitatif. Jenis 

penelitian ini adalah deskriptif kualtitatif, diambil dari buku-buku dan hasil penelitian, 

baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.24 Dalam penelitian ini, peneliti 

akan menggali sumber-sumber literarur yang berkaitan dengan penelitian ini, serta 

mengumpulkan data pemikiran Ibn Miskawaih di era digital perspektif filsafat akhlak. 

2. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini memutuskan untuk mengambil beberapa pendekatan 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

 

 

 

 
24 Anton Bakker dan Acmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (cet. XVI, 

Yogyakarta: Kanisius, 2022), h. 63 
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a. Pendekatan Filosofis 

Pendekatan filosofis adalah suatu tata cara penyelesaian masalah dengan cara 

menyelidiknya secara rasional melalui pemikiran atau refleksi yang mendalam, 

sitematis dan mendasar mengenai hakikat segalaa sesuatu yang ada atau yang mungkin 

ada, baik menggunakan pola piker filosofis maupun dalam bentuk analisis ilmiah 

sistematis lainnya.25 Pendekatan filosofis yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu 

guna menganalisis secara universal, sistematis serta secara lebih mendalam terhadap 

bentuk-bentuk pandangan dari Ibn Mikskawaih terkait etika.  

b. Pendekatan Akhlak 

Pendekatan akhlak merupakan suatu prosedur guna menyelesaikan masalah 

dengan menyelidiki sikap, suatu nilai atau kebiasaan yang tertanam dalam jiwa, yang 

berfungsi untuk mempertimbangkan baik buruknya perbuatan, sehingga menentukan 

Tindakan seseorang untuk memperbaiki atau melaksanakan suatu perbuatan. Akhlak 

seseorang di proses melalui rutinitas yang dilakukan setiap hari,, akhlak adalah 

pembeda manusia dengan manusia lainnya sehingga tidak dapat terpisahkan dalam 

kehidupan manusia.26 

 

 

 
25  Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, cet. IV (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1990), h. 62. 

26 Zuchdi, Darmiyati, “Pendekatan Pendidikan Nilai Secara Komphrensif Sebagai Suatu 
Alternatif Pembentukan Akhlak Bangsa”, Jurnal Cakrawala Pendidikan 2001.h. 12. 
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c. Pendekatan Psikologis 

Pendekatan psikologis bertujuan untuk menjelaskan keadaan jiwa seseorang. 

Keadaan jiwa tersebut dapat diamati melalui tingkah-tingkah, sikap, cara berfikir dan 

berbagai gejala jiwa lainnya. Dalam penelitian ini, informasi tentang gejala-gejala 

tersebut dapat dilihat dari berbagai hal, seperti observasi. 

d. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti akan memperoleh data dari dua jenis sumber data: 

a. Data Primer  

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari buku-

buku Ibn Miskawaih yang berkaitan judul penelitian ini, dan dianggap sebagai sumber 

rujukan untuk menunjang penyusunan penelitian ini dengan baik dan sempurna. 

b. Data Skunder 

Sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan (library research) penelitian ini diperoleh dari penelusuran buku-buku, 

karya ilmiah, jurnal, internet maupun sumber data lainnya. Data skunder merupakan 

data pelengkap dari data primer.27 

 

 

 
27 Sutriosno Hadi, Metodologi Reseach, (Yogyakarta: YP Fak. Psikologi UGM, 1985), h. 89 
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e. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data berhasil dikumpulkan dari berbagai rujukan serta reverensi pendukung 

lainnya dalam penelitian ini. Maka tentunya juga diperlukan suatu metode dalam 

mengolah sumber data yang telah didapatkan sebelumnya. Dalam metode ini ini 

menggunakan metode kualitatif, Adapun teknik analisis yang digunakan peneliti yaitu 

dengan cara interpretasi berfikir dengan beberapa point atau Langkah sebagai berikut: 

a. Deduktif, merupakan metode yang digunakan peneliti berdasarkan pengetahuan 

umum, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan khusus. 

b. Induktif, merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengkaji beberapa 

hal yang spesifik kemudian menerapkannya pada sesuatu yang umum.28 

c. Kompratif, adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat beberapa 

argument, pendapat atau gagasan kemudian membandingkan dan mengambil 

hasil yang terkuat dengan mengkrompromikan beberapa pendapat tesebut. 

 

 

 

 
28 Sutrisno hadi, metodologi research 11 cet. XVI, (Jogyakarta: yayasan penerbitan  Fakultas 

Psikologi, 1987), h.36. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pemikiran Ibn Miskawaih di era digital dilihat dari 

filsafat akhlak. 

b. Untuk mengetahui implementasi pemikiran Ibn Miskawaih di era digital 

dilihat dari filsafat akhlak. 

c. Untuk mengetahui bagaimana dampak positif dan negatife era digital 

Menurut Ibn Miskawaih. 

a. Kegunaan Penelitian  

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sembangsih yang teoritis atau 

menambah khazanah keilmuan bagi kalangan akademisi secara umum  begitu pun 

dalam lingkup kampus peradaban Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 

Makassar terkhususnya program studi Aqidah dan filsafat Islam fakultas 

Ushuluddin dan filsafat Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam 

mengaplikasikan akhlak pada era digital, terutama yang berkaitan dengan 

pemikiran Ibn Miskawaih. 

3. Untuk menambah bahan referensi  khsusunya dalam penerapan akhlak perspektif 

Ibn Miskawaih. 
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b. Kegunaan Praktis 

1. Menyajikan data mengenai pemikiran Ibn Miskawaih terkait Akhlak. 

2. Menyajikan data mengenai tinjauan umum bagaimana era digital dapat 

berpengaruh pada akhlak. 

3. Diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat memberikan Solusi dalam berprilaku 

sesuai dengan konteks akhlak. 

4. Membuka potensi untuk mengembangkan etika Islam yang dapat diterapkan di era 

digital dan dapat memberikan Solusi bagi masalah akhlak yang terjadi di era 

digital. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

BAB II 

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBN MISKAWAIH 

 

A. Riwayat Hidup Ibn Miskawaih 

                                                    

1. Biografi Ibn Miskawaih 

Ibn Miskawaih adalah filosof muslim yang merumuskan perhatiannya pada 

etika Islam.29 Dalam Sejarah pemikiran Islam, Ibn Miskawaih dikenal sebagai 

intelektual muslim yang pertama kali merintis sebuah pemikiran di bidang filsafat 

akhlak. 

Ibn Miskawaih dikenal sebagai Abu Ali Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ya’qub 

Ibn Miskawaih,  merupakan salah seorang ulama besar sekaligus filsuf yang amat 

mahsyur. Dia lahir sekitar tahun 932 di di Rayy, Persia (sekarang Iran), sekitar tahun 

320 H/932 M dan wafat pada 421 H / 1030 M. sedikit diketahui tentang kehidupan 

peribadinya. Dia hidup pada masa dinasti Buyid yang merupakan zaman keemas an di 

Persia.. Sebenarnya, Miskawaih sendiri adalah nama keluarganya. Dia disebut pula 

Abu Ali Al-Khazin.30 

Nama Miskawaih diambil dari kakeknya. Kakeknya semua beragama majusi 

kemudian masuk Islam. Gelarnya adalah Abu Ali yang diperoleh dari nama sahabatnya 

Ali, yang bagi kaum Syi’ah dipandang seorang yang berhak menggantikan Nabi dalam 

kedudukannya sebagai pemimpin umat Islam setelahnya. Dengan gelar ini, maka 

 
29  Istighfarrotur Rahmaniyah, Pendidikan Etika, (Malang: Uin Maliki Press, 2010), h. 105. 
30 Fahrur Rozi “Manusia Perspektif Ibn Miskawaih”, Skripsi, (Jakarta, Fakultas Ushuluddin, 

2020), h. 24. 
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kebanyakan orang mengatakan bahwa beliau memperoleh kepercayaan sebagai 

bandarawan dimasa kepemimpinan Adid al-daulah dari bani Buwaiah. 31 

Ibn Msikawaih lahir pada era kejayaan Dinasti Abbasyiah dan  hidup pada masa 

Dinasti Buwaiyyah yang Sebagian besar pemukanya bermazhab Syiah.32 Dia 

merupakan seorang keturunan Persia. Konon dia dan keluarganya merupakan pemeluk 

agama Majusi. Namun demikian, seiring kedatangan Islamdi tanah Persia pada masa 

itu, dia kemudian memutuskan untuk memeluk agama Islam. Sejak itu pula, semangat 

dan motivasinya dalam menuntut ilmu dan amendakwahkan agama Islam semakin 

besar. 

Sejarah mencatat bahwa Ibn Miskawaih merupakan salah satu seorang 

sejarawan terbesar yang lahir di Rahim Islam. Konon ke masyhurannya melebihi para 

pendahulunya, seperti A-Thabari. Dia juga dikenal sebagai dokter, penyair dan ahli 

bahasa. Semasa hidupnya, Ibn Miskawaih aktif dalam dunia politik di era kekuasaan 

dinastiBuwaiyyah, di Baghdad dan mengabdi kepada istana panegran Buwaiyah 

sebagai bendaharawan dan beberapa jabatan lain. Dalam konteks ini dia menjalani karir 

secara baik di dunia politik dan Pendidikan intelektual. 

Setelah lama berada di Baghdad untuk belajar dan bekerja dengan berbagai 

karya gemilangnya, Ibn Miskawaih kemudian Kembali ke Iran, tepatnya di kota 

Ishafan. Beberapa lama setelah kepulangannya ke negerinya sendiri, dia 

mengembuskan napasnya yang terakhir pada 16 februari 1030 dalam usia 90 tahun.33 

 
31 Muftuhin, Filsafat Islam, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 106. 
32 Yanur Arifin, Pemikiran-pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam, (Yogyakarta:Diva 

Press, 2018), hl. 57. 
33 Wahyu Murtiningsih, para Filsuf dari Plato Sampai Ibnu bajjah, (Yogyakarta:IRCiSod, 2014), 

h.. 20 
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Dalam konteks kekuasan politik, puncak prestasi atau zaman keemasn Bani 

Buwaihiyah adalah pada masa’ Adlud Al-Daulah yang berkuasa dari tahun 367 sampai 

372 H. ‘Adlud Al-daulah adalah penguasa Islam yang pertama kali menggunakan gelar 

Syahinzah yang berarti Maharaja, gelar yang digunakan raja-raja Persia Kuno. 

Prestasinya dalam bidang politik sangat luar biasa, dia telah berhasil menyatukan 

Kembali negara-negara kecil yang memisahkan diri dari pemerintahan pusat sehingga 

menjadi impremium, sebagaimana dialami pada masa Harun Al-Rasyid. ‘Aldud Al-

Dauah amat besar juga perhatiannya pada perkembangan ilmu pengetahuan dan 

kesustraan. 

Pada masa inilah Ibn Miskawaih memperoleh kepercayaan untuk menjadi 

bendaharawan ‘Adlud Al-Daulah, dan pada masa itu jugalah Ibn Miskawaih muncul 

sebagai seorang filsuf, tabi, ilmuan, dan pujangga. Disamping itu, ada hal yang tidak 

menyenangkan hati Ibn Miskawaih yaitu kemerosotan moral yang melanda Masyarakat. 

Oleh karena itulah dalam karier intelektualnya, Ibn Miskawaih tertarik untuk 

menikberatkan perhatiannya pada filsafat etika Islam.34 

Dalam hal Pendidikan dan Pelajaran, Ibn Miskawaih belajar Sejarah terutama 

Tarikh Al-Thabari kepada seorang guru Bernama Abu Bakar bin kamil Al-Qadli, 

sementara dia belajar filsafat kepada Ibn Khammar, seorang musafir yang banyak 

memiliki karya Aristoteles. Dia juga belajar ilmu kimia kepada Abu Al-Thayyib Al-Razi. 

Muhammad Iqbal mengatakan bahwa Ibn Miskawaih adalah seorang pemikir teistik, 

moralis dan sejarawab Persia paling tersohor dan terhebat dizamannya. 

 
34 Alimatus Sa’adah,’Pemikiran Ibn Miskawaih Religius-Nasional Tentang Pendidikan dan 

Relevansinya di Era Industri 4.0, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 16, No.1, h. 20. 
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Ibn Miskawaih dikenal sebagai mu’alim al-tsalits atau guru ketiga setelah 

Al-Farabi sebagai guru kedua dan Aristoteles sebagai guru pertama karena 

penguasaannya dalam bidang logika dan filsafat Yunani. Dia hidup Ketika suasana 

intelektual sedang memuncak di era pemerintahan Abbasyiah. Ketika itu, usaha 

penerjemahan karya-karya asing terutama karya Yunani ke bahasa Arab sedang 

gencar dijalankan. Ibn Miskawaih lebih aktif dalam bidang penulisan pada tempo 

20 tahun masa akhir hayatnya. Kitab yang sangat monumental adalah Tahdzib Al-

Akhlaq ditulis Ketika umurnya beranjak 80 an.35 

Kendati kepakaran Ibn Miskawaih mencakup hamper semua disiplin 

keilmuan yang berkembang dizamannya, namun Ibn Miskawaih lebih popular 

sebagai filsuf etika. Kecenderungannya pada kajian etika hamper mirip seperti Al-

Ghazali, namun berbeda dengan Al-Kindi dan Al-Farabi yang lebih menekankan 

pada aspek pemikiran metafisika.  

Pada dasarnya Ibn Miskawaih adalah ahli Sejarah dan moralitas, ia juga 

seorang penyair. Kesedehanaan dan ketegarannya dalam menundukkan diri dan 

Kebajikan dalam mengatur dorongan-dorongan yang tidak rasional, merupakan 

asas petunjuk moral kepribadiannya. Dia menjelaskan tentang perubahan moral 

dalam bukunya Tahdzib al akhlak, yang menunjukkan bahwa ia melaksanakan 

dengan bai kapa yang ditulisnya tentang etika. 

Ibn Miskawaih dikenal sebagai bapak etika Islam, lantaran dia menjadi pelopor 

lahirnya kajian filsafat etika  dalam tradisi pemikiran Islam. Selain itu, ada anggapan 

 
             35 Kamal Azmi Abd Rahman, Falsafah Akhlak Miskawaih, pada konferensi Interneasional 

Akidah, Dakwah, dan Syariah, 2016, hal.417. 
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bahwa fokus Ibn Miskawaih terhadap etika dilatarbelakangi oleh situasi zamannya 

yang sedang mengalami dekadensi moral yang cukup parah. 

Ibn Miskawaih adalah seorang tokoh filsuf muslim yang semasa hidupnya lebih 

memfokuskan kepada persoalan-persoalan akhlak sehingga mampu menjadi perbaikan 

perilaku kepada umat muslim pada setiap zamnannya. Maka dari itu tidak heran apabila 

banyak karya tulis yang dirinya ciptakan dalam kehidupannya. Beliau menutup usianya 

di kampung yang bernama asfahan pada tanggal 9 shafar 421 Hijriah/16 Februari 1030 

Masehi.36 

2. Latar Belakang Pemikiran Ibn Miskawaih 

Ibn Miskawaih menjalani kehidupannya disaat pemerintahan Dinasti 

Abbasiyah yang dipimpin Bani Buwaihi. Pada awal berdirinya dari masa keemasan 

sampai masa kelam terjadi banyak sekali perkembangan yang cukup pesat diberbagai 

keilmuan sehingga membuat peradaban disana lebih maju dibandingkan daerah-daerah 

lainnya. Hal ini disebabkan karena mereka umat muslim terbuka untuk mempelajari 

budaya Yunani dan menjadikan sebagai referensi untuk dikaji secara mendalam.37 

Semasa hidupnya, dia lebih fokus pada persoalan etika karena dilatarbelakangi 

oleh situasi zamannya yang sedang mengalami dekadensi moral yang cukup parah. Ia 

hidup pada pemerintahan Dinasti Abbasiyah dibawah kepemimpinan Bani Buwaihi di 

Irak Persia. Inilah faktor yang membuat dia merasa termotivasi untuk lebih intens pada 

 
36 Alimatus Sa’adah, M. Farhan Hariadi, “Pemikiran Ibnu Miskawaih (Religius-Rasional) 

Tentang Pendidikan dan Relevansinya Di Era Industri 4.0”, Jurnal Penelitian Keislaman Vol. 16 No. 1, 

2020, h. 19.   
37 Rosif, Dialektika Pendidikan Etika Dalam Islam (Analisis Pemikiran Ibnu Miskawaih), Jurnal 

Pendidikan Agama Islam. Vol. 3, No. 2, 2015, h. 407.   
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persoalan etika dan moralitas mengingat, setiap pemikir, di mana pun berada selalu 

dipengaruhi oleh situasi zamannya. 

Dalam memberikan ide gagasan-gagasannya, Ibn Miskawaih lebih dikenal 

sebagai salah seorang sinkretis. Dirinya melontarkan gagasan-gagasannya setelah 

mengamati situasi dan kondisi sosial yang begitu kacau pada waktu itu seperti, minum 

minuman keras dan anak-anak yang lahir di luar nikah begitu merajarela di tengah-

tengah masyarakat. Bahkan, Ibn Miskawaih mengakui bahwa dirinya pada masa muda 

ikut larut dalam situasi itu dan memperturutkan keinginan hawa nafsunya dengan 

berbagai perilaku yang dianggap menyimpang.38 

Ibn Miskawaih termasuk tokoh filsuf muslim yang memiliki banyak karya 

dalam berbagai bidang seperti dalam bukunya, Tahzib Al-Akhlaq menjelaskan tentang 

akhlak, Al-Syifa menjelaskan mengenai obat-obat Al-Fauz Al-Asghar menjelaskan 

tentang sejarah bangsa-bangsa dan masih banyak lagi. Menurut tokoh-tokoh yang juga 

sering menulis karya dalam sebuah buku, setidaknya telah membuat 18 karya tulis yang 

ia ciptakan dan lebih sering membahas mengenai jiwa (ruh) dan etika manusia. 

 

 

 

 

 
38 Nizar, Barsihannor, Muhammad Amri, Pemikiran Etika Ibn Miskawaih, Kuriotitas Vol.11, No. 

1, 2017, h. 51.   
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3. Riwayat Pendidikan Ibn Miskawaih 

Mengenai riwayat pendidikan Ibn Miskawaih ini sebenarnya tidak dapat diketahui 

secara pasti, mengingat Ibn Miskawaih sendiri tidak menulis buku tentang 

autobiografinya dan catatan riwayat pendidikannya memang tidak terlalu banyak 

ditulis. Pendidikan Ibn Miskawaih tidak jauh berbeda dari kebiasaan anak menuntut 

ilmu pada zamannya.39 Di era Abbasyiyah, pendidikan anak-anak pada umumnya 

bermula dengan belajar membaca, menulis, mempelajari al-Qur’an dasar-dasar bahasa 

Arab, tata bahasa Arab, nahw, dan arudl (ilmu membaca dan membuat syair). 

Adapun mata pelajaran tersebut diberikan di surau-surau dikalangan keluarga 

tempat guru didatangkan ke rumahnya untuk memberi les privat kepada anak-anak 

mereka. Anak-anak diberikan pelajaran ilmu fikih, hadis, sejarah, dan matematika. 

Selain itu, juga diberikan ilmu-ilmu praktis seperti musik, bermain catur dan 

kemiliteran. 

Diduga kuat bahwa Ibn Miskawaih pun mendapat pendidikan semacam itu pada 

masa mudanya. Selanjutnya, perkembangan pengetahuan Ibn Miskawaih diperoleh 

dengan cara banyak membaca buku, terutama saat memperoleh kepercayaan dari Ibn 

Al-A’mid untuk menjaga sebuah perpustakaan. Pengetahuan Ibn Miskawaih yang 

menonjol dari hasil banyak membaca buku itu ialah tentang sejarah, filsafat, dan sastra. 

Hingga saat ini, nama Ibn Miskawaih dikenal terutama sekali dalam keahliannya 

dibidang sejarah dan filsafat, sebagai filsuf, dia memperoleh sebutan sebagai bapak 

etika Islam. 

 
39 Rohmatul Izad, “Ibn Miskawaih Inisiator Filsafat Etika Islam, (Yogyakarta,2021), h. 35-37. 
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Pada tahun 348H, Ibn Miskawaih berhijrah ke Baghdad dan mengabdi kepada Al-

Mahalbi Al-Hasan bin Muhammad  Al- Azdi untuk menjadi sekertaris peribadinya. 

Setelah Al-Mahalbi wafat, Ibn Miskawaih kembali ke kota Ray (sekarang Taheran) 

kemudian mengabdi pada Ibn Al-Amid sebagai kepala perpustakaan sekaligus sampai 

menteri Ibn Al- Amid Wafat pada tahun 360 H. 

Ibn Miskawaih adalah seorang filsuf Muslim yang telah mengabdikan seluruh 

perhatiannya pada ilmu pengetahuan, terutama bidang filsafat etika Islam. Selain itu, 

dia juga merajuk sumber-sumber asing, seperti karya-karya Aristoteles, Plato, Galen, 

dan mengelaborasikannya dengan ajaran-ajaran Islam.  

seorang pemikir besar di zamannya, Ibn Miskawaih telah melahap hampir seluruh 

buku filsafat yang berasal dari warisan peradaban pra-Islam. Pada masanya, dia banyak 

membaca dan menelaah  buku-buku dari berbagai peradaban seperti Yunani, Romawi, 

Persia, dan lainnya. Meski disini karya-karya Yunani tampak lebih menonjol daripada 

yang lainnya. Karena itu pula, pemikiran tokoh-tokoh dari peradaban itu memberikan 

pengaruh yang tidak kecil bagi Ibn Miskawaih . hal ini terlihat jelas ketika Ibn 

Miskawaih mencoba mengharmonisasikan ajaran filsafat Yunani dengan ajaran Islam. 

Ibn Miskawaih mencoba melakukan kaloborasi pemikiran dengan tujuan agar mampu 

menghasilkan pengetahuan yang lebih luas dan pengetahuan itu dapat 

dipertanggungjawabkan, baik dari segi agama maupun akal. 

Ibn Miskawaih secara tekun dan serius melakukan kajian di banyak bidang, seperti 

filsafat, sejarah, kedokteran, bahkan kimia, namun demikian, kajian yang menjadi 

perhatian utamanya adalah filsafat yunani dan sejarah. Ibn Miskawaih mempelajari 

filsafat dan sejarah sebagai alat untuk menentukan kebenaran. Namun demikian, dia 



27 
 

 
 

lebih menekankan pada kajian filsafat terutama filsafat etika. Ibn Miskawaih 

merumuskan langkah membangun moral yang sehat serta menguraikan cara-cara 

membangun jiwa yang harmonis.40 

 Ibn Miskawaih memperoleh sebutan bapak etika Islam. Selain mendapatkan 

gelar etika Islam Ibn Miskawaih juga mendapatkan gelar guru ketiga (al-Mu’allim al-

Tsalits), setelah al-Farabi yang digelari sebagai guru kedua, sedangkan yang dianggap 

guru pertama adalah Aristoteles. Ibn Miskawaih telah merumuskan dasar-dasar etika 

dalam kitabnya Tahdzib al-Akhlak, sementara sumber etika Ibn Miskawaih berasal dari 

filsafat yunani, peradapan persa, ajaran syariat Islam, dan pengalaman  peribadi. 

 

B. Karya Ibn Miskawaih 

Miskawaih sebagaimana al-Tauhidi dan al-Sijistani masuk dalam kategori para 

sastrawan dan ahi ilmu (polymath) pada masanya. Pengetahuan Ibn Miskawaih bekisar 

pada Sejarah, psikologi dan ettika. Karya-karya monumentalnya telah membawa 

pengaruh yang signifikan bagi Sejarah dunia, seperti Tajaribal-Umam sebuah koleksi 

peribahasa Yunani-Persia-Arab. 41Keahlian Ibn Miskawaih dibuktikan dengan karya 

tulisannya berupa buku dan artikel. Jumlah buku dan artikel yang berhasil ditulis oleh 

Ibn Miskawaih ada 41 buah. Semua karyanya tidak luput dari kepentingan Pendidikan 

akhlak (tahzib al-akhlak), diantara karyanya adalah.42 Dari 41 karyanya itu , 18 buah 

dinyatakan hilang, 8 buah masih berupa manurskip, dan 15 buah sudah dicetak. 

 
40 Rohmatul Izad, ‘Ibn Miskawaih Inisiator Filsafat Etika Islam’, (Yogyakarta, 2021), h. 23. 
41 Ernita Dewi, “Akhlak dan Kebahagiaan Menapaki Jalan Filosofis Ibn Miskawaih” 

(Yogyakarta: 2020) h. 41. 
42 Abdurrahman Bdawi, Miskawaih dalam M.M. Sharif, ed A History of Muslim philosophy, Vol. 

1 (Wiesbaden, Otto Harrossowiz, 1963), hal.469. 
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Ada 15 naskah yang sudah dicetak, antara lain: 

a. Kitab Tahdzib al-Akhlak wa Tathhiru al-A’raq  (tentang kesempurnaan akhlak) 

b. Kitab Tartib As-Sa’adat (membahas tentang etika dan politik terutama mengenai 

pemerintahan Bani’Abbas dan Bani Buwaih) 

c. Al-Hikmat Al-Khalidat 

d. Kitab al-Fauz al-Ashghar fi Ushul al-Dinayat (membahas tentang metafisika, 

yaitu ketuhanan, jiwa dan kenabian) 

e. Maqalat fi al-Nafs wa al-Aql [1 halaman] 

f. Risalat fi al-Ladzdzat wa al-a’lam fi Jauhar an-Nafs [6 halaman; naskah di 

Instanbul, RaghibMajmu’ah no. 1463, lembar 57a-59a] (membahas tentang 

masalah yang berhubungan dengan perasaan yang dapat membahagiakan dan 

menyengsarakan jiwa manusia) 

g. Risalat fi Mahiyyat al-Adl 

h. Kitab al-Aql wa Al-Ma’qul [16 halaman] 

i. Washiyyat Ibn Miskawaih 

j. Kitab Tajarib al-Umam (membahas tentang pengalaman bangsa-bangsa 

mengenai Sejarah, diantara isinya Sejarah tentang banjir besar, yang ditulis tahun 

369H/979M) 

k. Risalah al-Ajwibah wa al-As’ilah fi an-Nafs wa al-Aql (dalam majmu,ah tersebut 

diatas dalam Raghib majmu’ah di Instanbul) membahas tentang etika dan aturan 

hidup. 

l. Kitab Jawidzan khirad (membahas tentang masalah yang berhubungan dengan 

pemerintah dan hukum terutama menyangkut empat negara yaitu Persia, Arab, 

India, dan Roma) 

m. Kitab Laghz Qabis 

n. Risalah Yaruddubiha ala Risalat Badi’ al-Zaman al-Hamadzani 

o. Washiyyat li Thalib al-Hikmah 

Ada 8 buah karya masih berupa manuskrip, antara lain: 

a. Risalah fi al-Thabi’iyah [1 halaman] membahas tentang ilmu yang berhubungan 

dengan alam semesta. 
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b. Risalah fi al-Jauhar an-Nafs [2 halaman] (membahas tentang masalah yang 

berhubungan dengan ilmu jiwa) 

c. Fi Itsbat al-Shuwar al-Ruhaniyyah al-Lati La Hayula laha [3 halaman] 

d. Ta’rif ad-Dahr wa az-Zaman [1 halaman] 

e. Al-Jawab I al-Masail al-Tsalats [naskah di Teheran, Fihrst Maktabat al-Majilis, 

11 no. 634 (31)] membahas tentang jawaban tiga masalah) 

f. Kitab Thaharat an-Nafs (naskah di koprulo Instanbul no 7667), membahas 

tentang etika dan peraturan hidup 

g. Majmu’at Rasail Tantawi ala Hukm Falasufat al-Syarqiwa al-Yunani 

h. Al-Washaya al-Dzhahabiyah li Phitagoras 

Ada 18 buah karya yang dinyatakan hilang, antara lain: 

a. Al-Mushtofa (berisi tentang syair-syair pilihan) 

b. Uns al-Farid (berisi tentang antologi cerpen, koleksi, anekdot, syair, peribahasa, 

dan kata-kata hikmah) 

c. Al-Adawiyah al-Mufridah (membahas tentang kimia, obat-obatan) 

d. Kitab Tarkib al-Bijah min al-Ath’imah (membahas tentang kaedah dan seni 

memasak) 

e. Al-Fauz al-Akbar (membahas tentang etika dan peraturan hidup) 

f. Al-Jami (membahas tentang ketabiban) 

g. Asy-Siyar (membahas tentang tingkah laku dan kehidupan) 

h. Maqalat fi al-hikmah wa ar-Riyadlah 

i. Ala al-Daulat ad-Dailani 

j. Kitab as-Siyasat 

k. Kitab Al-Asyribah (tentang minuman) 

l. Adab ad-Dunyawa ad-Din 

m. Al-Udain fi Ilmi al-‘Awamil 

n. Ta’aliq Hawasyi Mantiq 

o. Faqr Ahl al-Kutub 
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p. Al-Mukhtashar fi Shina’at al-Adab 

q. Haqaiq an-Nufus.43 

Beberapa karya-karyanya, Ibn Miskawaih adalah seseorang yang hampir 

memiliki kapasitas multidimensi dalam penguasaan ilmu pada masanya. Filsafat, etika, 

Sejarah, sastra, politik, ekonomi, kedokteran, seni dan lain-lain dikuasainya. Walaupun 

begitu, Ibn Miskawaih  lebih terkenal sebagi seorang filsuf etika, dengan kitabnya 

Tahdzib Al-Akhlak, daripada yang lainnya. 

 Pemikiran filsafat etika Ibn Miskawaih adalah harmonisasi antara pemikiran 

filsafat Yunani dan pemikiran islam (termasuk didalamnya filsafat Islam juga 

dipengaruhi oleh filsafat Yunani). Konsep-konsep etika dari Plato dan Aristoteles yang 

diramu dengan ajaran dan hukum Islam serta diperkarya dengan pengalaman hidup 

peribadinya dan situasi zamannya adalah materi terdapat dalam Tahdzib Al-Akhlak.  

 Itulah Sebagian hasil karya Ibn Miskawaih yang dituangkan dalam bentuk 

buku, kitab dan bentuk lainnya. 

 

C. Pemikiran Ibn Miskawaih 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya Ibn Miskawaih merupakan 

filosof masyhur yang hidup pada zaman kemasan Islam, dan seorang pengkaji, 

sejarawan. Ibn Miskawaih atau lengkapnya Abu Ali Ahman bin Muhammad bin 

Ya’qub bin Miskawaih, adalah seorang filsuf muslim Persia yang hidup pada abad ke-

10 Masehi. Pemikirannya mencakup berbagai bidang termasuk filsafat, akhlak, etika, 

dan ilmu pengetahuan alam. Pemikiran Ibn Miskawaih mengilhami banyak tokoh dan 

 
43 Sirajuddin zar, Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya, Cet. VI, Jakarta: Rajawali Pers,, 2014), 

h. 129. 
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pemikir muslim dimasa berikutnya, serta memberikan kontribusi penting dalam 

pengembangan filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya.44 

Sebagai seorang filosof akhlak, Ibnu Miskawaih menyadari sepenuhnya bahwa jiwa 

manusia tidak selalu dalam kondisi ideal. Kadang ada realitas yang dialami seseorang 

dibawah tekanan daya emosi ataupun keinginan yang mendorongnya untuk berbuat 

sesuatu yang tidak ideal. Sementara Ibn Miskawaih  memiliki dua pandangan yang 

kontras dengan yang lainnya. Padangan pertama dapat dikatakan sebagai pandangan 

idealis, bagaimana semestinya, ia sepakat dengan guru-gurunya bahwa pengetahuan 

tentang kehinaan akan membuat seorang untuk menjauhinya, dan sebaliknya 

pengetahuan tentang kebaikan akan membuat seseorang melakukannya. Hal tersebut 

karena manusia itu suka terhadap apa yang bermanfaat darinya. 

Pandangan yang kedua, Ibn Miskawaih menjadi realistis, keutamaan bukan hanya 

di dasarkan kepada pengetahuan atau akal, tapi juga pada daya yang lain dan 

produknya. Ia ditegaskan bahwa akal bukanlah satu-satunya kekuatan yang mengatur 

manusia untuk menjadi baik. Di sisi lain ada daya emosi (Ghadabiyah) dan keinginan 

(Syahwat) yang juga ikut berperan dalam menentukan perilaku seseorang. Jika 

dikendalikan baik akan menjadi keutamaan, sebaliknya jika daya emosi dan syahwat 

tidak terkendali maka seseorang akan terjerumus kepada hal-hal yang rendah dan hina. 

Dengan pemaparan kedua pendapat Ibn Miskawaih diatas, jelas kondisi ideal yang 

mesti di tuju pada seseorang, itulah makna dari inti judul kitabnya Tahdzib Al-Akhlak, 

pendidikan, pembentukan menuju akhlak yang sempurna.45 Sebagai bapak etika Islam, 

 
44 Syarifuddin Elhayat ‘Filsafat Akhlak Perspektif Ibn Miskawaih’ , Jurnal Taushiah Fai UISUI 

Vol.9  (Desember 2019). h.36. 
45 Supriyanto, Filsafat Akhlak Ibn Miskawaih, (Banten, 2020), h. 90. 
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beliau merumuskan dasar-dasar akhlak dalam kitabnya Tahdzib al-Akhlak, secara garis 

besar dibagi menjadi tujuh bagian (maqolah) yaitu: 

1. Bagian pertama, membicarakan perihal jiwa yang merupakan pengenalan akhlak. 

2. Bagian kedua, membicarakan inti pembahasan akhlak dan fitrah manusia. 

3. Bagian ketiga, membicarakan Kebajikan dan kebahagiaan., menjelaskan bagian 

utama dari akhlak, yaitu tentang akhlak baik dan buruk. 

4. Bagian keempat membicarakan masalah keadilan. 

5. Bagian kelima, membicarakan masalah cinta dan persahabatan. dan condongnya 

adalah pada materi etika dalam pergaulan dan berteman. 

6. Bagian keenam membicarakan pengobatan jiwa. Membahas tentang langkah-

langkah yang ditempuh untuk memelihara Kesehatan jiwa. 

7. Bagian ketujuh, membicarakan masalah sakit jiwa, pada bab ini membahas tentang 

langkah-langkah dalam penyembuhan akhlak. 

Sama dengan para tokoh Islam yang lain, pemikiran Ibn Miskawaih juga sangat 

bermanfaat untuk manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Diantara 

pemikiran Ibn Miskawaih Akhlak dan metafisika.46 dan diantaranya: 

 

 

 

 
46 Sirajuddin, Filsafat Islam, filosof dan Filsafahnya, (Jakarta:Rajawali Pres, 2012), h. 129. 
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a. Ketuhanan  

Tuhan menurut Ibn Miskawaih adalah zat yang tidak berjisi , azali dan pencipta. 

Tuhan esa dalam segala aspek. Ia tidak terbagi-bagi dan tidak mengandung kejamakan 

dan tidak satupun yang setara dengan-Nya. Ada tanpa diadakan dan ada- Nya tidak 

bergantung kepada yang lain. Sementara yang lain membutuhkan-Nya. Pemikiran Ibn 

Miskawaihs sama dengan pemikiran Al-Kindi.  Hal ini tampak bahwa Tuhan menurut 

Ibn Miskawaih adalah zat yang tidak berjasim, azali dan pencipta. 

Tuhan esa adalah segala aspek, Tuhan tidak berbagi-bagi karena tidak mengandung 

kejamakan dan tidak satu pun yang setara dengan-Nya. Tuhan ada tanpa diadakan, dan 

ada-Nya tidak tergantung kepada yang lain, sedangkan yang lain membutuhkan-Nya. 

Untuk membuktikan adanya Tuhan Ibn Miskawaih tidak memungut pemikiran 

Aristoteles sebagai yang dilakukan oleh filsuf sebelumnya. Tuhan menurutnya adalah 

penggerak pertama yang tidak berubah-ubah. Karena itu, Tuhan yang secara mutlak 

bebas dari materi. Secara mutlak tidak berubah, dan kebebasan sempurna Tuhan dan 

materialitaslah yang membuat kita tidak mungkin menggambarkan-Nya dengan istilah 

apapun, kecuali dengan symbol penegatifan.47 

Menurut Ibn Miskawaih, entitas pertama yang mancar dari Tuhan ialah “Aql Fa’al 

( akal aktif). Akal Aktif ini tanpa perantara sesuatupun kekal, sempurna dan berubah. 

Dari Akal Aktif ini timbul jiwa dan dengan perantaraan jiwa pula timbul planet (al-

falaq) pancaran yang terus menerus dan tuhan tidak dapat memelihara tatanan di ala 

 
47 Muhammad Ikbal, Metafisika Persia, Suatu sumbangan sejarah Filsafat Islam, (Bandung, 

Mizan, 1990) h. 53-54. 
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mini, sekiranya pancaran Tuhan dimaksud terhenti, maka berakhirlah kemajudan dan 

kehidupan di ala mini. 

b. Kenabian  

Adapun masalah kenabian, tampaknya tidak ada perbedaan pendapat antara Ibn 

Miskwaih dan al-Farabi dalam memperkecil perbedaan Nabi dengan filsuf, sekaligus 

untuk memperkuat hubungan akal dengan wahyu. Semua manusia membutuhkan Nabi 

sebagai sumber informasi untuk mengetahui sifat-sifat keutamaan yang terpuji dalam 

kehidupan praktis, Nabi adalah pembawa ajaran yang suci dari Tuhan. 

Menurut Ibn Miskawaih Nabi adalah manusia pilihan yang  memperoleh hakikat-

hakikat kebenaran, karena pengaruh Akal aktif atas daya imajinasinya. Hakikat-hakikat 

yang sama diperoleh juga oleh filsuf, perbedaan terletak pada cara memperolehnya.48 

Ibn Miskawaih menolak pendapat sebagai pemikir Yunani yang mengatakan 

akhlak yang berasal dari watak tidak mungkin berubah. Oleh karena itu Ibn Miskawaih 

menegaskan kemungkinan perubahan akhlak itu terutama melalui Pendidikan. Dengan 

demikian dijumpai di tengah Masyarakat ada orang yang memiliki akhlak yang dekat 

pada malaikat dan adapula yang lebih dekat kepada hewan.Para filsuf memperoleh 

kebenaran dari bawah ke atas, yaitu dari daya indrawi naik ke daya khayal, dan naik 

lagi ke daya piker sehingga dapat berhubungan dan menangkap hakikat-hakikat 

kebenaran dari Akal Aktif. Sedangkan Nabi memperolrh lansung dari Akal Aktif 

sebagai Rahmat Tuhan.49 

 
48 Hasyimsyah Nasution, Filsafat Islam, cet ke 1 (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1999), h..7. 
49 Ibrahim Madkur, Fi Fal safat al-Islamiyah wa manhaj wa Tarbiquh (Kairo:Dar al-Ma’arif, 

1968), h.. 87-88. 
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c. Moral 

Menurut Ibn Miskawaih, moral atau akhlak suatu sikap mental yang mengandung 

daya dorong untuk berbuat tanpa berfikir dan pertimbangan. Sikap mental ini terbagi 

dua, ada yang berasal dari watak dan adapula yang berasal dari kebiasaan dan Latihan. 

Dengan demikian sangat penting menegakkan akhlak yang benar dan sehat. Sebap 

dengan landasan yang begitu akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik tanpa 

kesulitan. Akhlak terpuji sebagai manefestasi dari watak tidak banyak dijumpai. Yang 

terbanyak dijumpai dikalangan manusia adalah mereka yang memiliki sifat-sifat 

kurang terpuji, karena watak.50 

d. Jiwa  

Jiwa menurut Ibn Miskawaih adalah subtansi Rohani yang kekal, tidak hancur 

dengan kematian jasad. Kebahagiaan dan kesengsaraan diakhirat nanti hanya  dialami 

oleh jiwa. Jiwa bersifat immateri karena itu berbeda dengan jasad yang bersifat 

materi.51 

Mengenai perbedaan jiwa dan jasad Ibn Miskawaih mengemukakan argument-

argument. Jiwa memiliki tiga daya yaitu daya pikir, daya keberanian, dan daya 

keinginan. Tiga day aitu masing-masing melahirkan sifat Kebajikan, yaitu hikmah 

keberanian dan kesederhanaan. Singkatnya jiwa  berasal dari subtansi yang lebih tinngi, 

mulia dan utama dari segala yang bersifat fisik didunia. Argument yang diajukannya 

adalah bahwa jiwa dapat menangkap sesuatu bentuk yang berlawanan dengan waktu 

 
50 Faisal  Abdullah, ‘Konsepsi Ibn MiskawaihTentang Moral  Etika dan Akhlak serta 

Relevansinya dalam Islam, Jurnal of research and Though of Islamic Education, Vol. 3, No. 1, April 

2020, h. 53. 
51 Rohmatul Izzad, Ibn Miskawaih Inisiator Filsafat Etika Islam, (Yogyakarta,2021), h. 56. 
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yang bersamaan contohnya warna hitam dan putih sedangkan badan tidak dapat seperti 

itu. 

Selanjutnya Ibn Miskawaih berpendapat bahwa manusia terdiri dari dua 

subtansi, pertama subtansi yang berupa tubuh (al-Ism) sebagai wawasan materi, dan 

yang kedua berupa jiwa (al-Nafs) subtansi yang tidak berdimensi sebagai wawasan 

immateri dan inilah esensi manusia, jiwa bukan bukan tubuh, bukan bagian tubuh, 

bukan pula keadaan di dalam tubuh, melainkan sesuatu yang lain dengan tubuh, baik 

dari segi subtansi, penilaian sifat-sifat serta tingkah lakunya.52 Jadi jiwa tidak dapat 

dibagi bagi dan tidak mempunyai unsur. 

 

D. Konsep Filsafat Akhlak Ibn Miskawaih 

Filsafat Akhlak merupakan salah satu khazanah intelektual muslim yang 

khadirannya hingga saat ini dirasakan dan sangat diperlukan. Akhlak secara teologis 

dan historis tampil untuk mengawal dan memandu perjalanan umat Islam agar bisa 

selamat di dunia dan akhirat.  

Pembahasan mengenai akhlak sebenarnya tidak terlepas kepada dua hal yaitu jiwa 

dan raga pada diri manusia. Umat muslim yang benar-benar memiliki akhlak pada 

dirinya jika hati dan raganya sejalan dengan apa yang diperbuat. Pada hakikatnya 

akhlak sangat berkaitan dengan persoalan hati. Oleh sebab itu perlu adanya 

 
52  Lisdayanti “Konsep Etika Studi Pemikiran Ibn Miskawaih”, Skripsi, (Lampung, Fak 

Ushuluddin dan Studi Agama, 2019), h. 78. 
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pembersihan hati dalam diri seseorang agar dapat memunculkan perilaku baik 

(akhlakul karimah). 53 

Ibn Miskawaih adalah salah satu tokoh yang melopori dan berjasa terhadap 

pengembangan wacana pengetahuan tentang akhlak dengan akhlak dengan pendekatan 

ilmu kejiwaan. Ibn Miskawaih adalah seorang cendekiawan pertama yang 

mendedikasikan hamper seluruh hidupnya untuk membahas mengenai akhlak dan 

pendidikan akhlak dengan konsep ilmu jiwa. 

Konsep Ibn Miskawaih dalam salah satu karyanya  yang menjelaskan secara 

terprinci mengenai akhlak yaitu dalam kitab Tahdzib Al-Akhlak mengartikan akhlak 

sebagai perilaku manusia yang muncul secara alami sehingga menjadi perangai dalam 

kehidupannya. Akhlak dalam pandangan Ibn Miskawaih merupakan tingkah laku 

manusia dengan adanya dorngan atas kemauannya sendiri dan tidak adanya 

pertimbangan dalam dirinya. Akan tetapi, dorngan spontanitas yang berasal dari watak 

manusia harus dilatih terlebih dahulu hal ini karena perilakun manusia yang berasal 

dari watak jarang menghasilkan perilaku terpuji, kebanyakan justru terjadi perilaku 

yang menyimpang. Sementara itu, pembiasaan atau pelatihan dapat menghasilkan 

perubuatan yang baik.54 

Kitab Tahdzib Al-Akhlak juga menjelaskan bahwa terjadi penolakan terhadap 

beberapa pemikir Yunani yang berpendapat akhlak yang ada dalam diri manusia tidak 

akan bisa berubah, karena itu semua merupakan sesuatu yang sudah ada dalam dirinya. 

 
53 Alimatus Sa’adah, ‘Pemikiran Ibn Miskawaih (Religius-Rasional) tentang Pendidikan dan 

relevansinya di Era Industri 4,0. Jurnal Penelitian Keislaman , Vol.16, No. 1, 2020. h. 38. 
54 Rohmatul Izzad, ‘Seri Biografi Ibn Miskawaih Insiator Filsafat Etika Islam’, 

(Yogyakarta:Qudis Media, 2021), h.26. 
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Sebaliknya menurutnya, akhlak bisa saja berubah ke arah yang baik bahkan sempurna. 

Akan tetapi perlu pembiasaan khusus yang dilakukan sedini mungkin untuk terbiasa 

dalam menjalani perilaku-perilaku baik sehingga mampu menuju kesempurnaan 

akhlak. Akhirnya manusia dapat menghapus perilaku-perilaku buruk yang biasa 

mereka jalani dengan cara tertentu menuju ke arah yang lebih baik dalam menjalani 

kehidupannya. Sejatinya tujuan Islam adalah agar umat Islam berperilaku baik kepada 

seluruh makhluk hidup dan Allah mengutus Nabi Muhammad Saw untuk 

menyempurnakan akhlak manusia. Maka Ketika akhlak manusia tidak bisa di ubah 

apalah artinya diturunkannya agama ini. Maka seharusnya tidak ada pertentangan 

antara agama dan filsafat, karena keduanya sama-sama melengkapi dan dapat berguna 

untuk memperbaiki perilaku manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah paling 

sempurna diantara makhluk lainnya.55 

Ibn Miskawaih mengawali pembahasan akhlak dengan menjelaskan hakikat jiwa 

yang ada dalam diri manusia. Dirinya menganggap bahwa pembahsan mengenai jiwa 

harus diutamakan daripada ilmu lainnya. Menurutnya dengan menguasai ilmu tentang 

kejiwaan, seseorang mampu mengendalikan dirinya dalam situasi senang, susah, sedih, 

dan seterusnya. Maka dari itu pemikiran mengenai akhlak yang telah disampaikan Ibn 

Miskawaih dalam bukunya Tahdzib al-Akhlak diawali dengan menjelaskan posisi jiwa 

merupakan bagian terpenting.56 

 

 
55 Rosif, ‘Dialektika Pendidikan Etika Dalam Islam, (Analisis pemikiran Ibn Miskawaih)’, 

Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 3, No.2,2015.h. 40. 
56 Nizar, “Pemikiran Etika Ibn Miskawaih”, Jurnal Aqlam. Vol.1.No.1, Juni 2016, h.38. 
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BAB III 

ERA DIGITAL 

 

A. Pengertian Era Digital 

Era merupakan periode waktu yang memiliki karakteristik tertentu, 

sedangkan, digital diambil dari bahasa yunani “digitus” yang memiliki arti jari 

jemari. Istilah digital merujuk pada hal yang berkaitan dengan angka, khususnya 

angka biner. Biner menjadi inti dari komunikasi digital dengan menggunakan angka 

0 dam 1 yang diatur dalam deretan kode yang berbeda untuk mempermudah 

pertukaran Informasi. 

Era digital adalah istilah yang digunakan dalam kemunculan teknologi 

digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Suatu era 

dimana teknologi digital muncul di segala bidang kehidupan. Era digital adalah 

masa dimana semua manusia dapat saling berkomunikasi sedemikian dekat 

walaupun saling berjauhan. Kita dapat dengan cepat mengetahui informasi tertentu 

bahkan real time.57 

Digital ada sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai 

teknologi dan sains dari semua teknologi yang bersifat manual menjadi otomatis. 

Dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Digital adalah sebuah metode 

yang kompleks, dan fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam 

kehidupan manusia. Teori digital selalu berhubungan dengan media. Media adalah 

sesuatu yang terus berkembang. Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat 

ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari 

pengangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu 

sebagian besar kebutuhan manusia. Lima karakteristik digital, yakni numerik 

 
57  Budiman ‘Urgensi Etika Islam di Era Digital’, Journal of Islamic Economics and 

Business Studies, 2021. h. 13. 
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representasi,  modularitas, otomatisasi, varibilitas dan transcoding. Teori digital ini 

selalu berhubungan dengan media. Karena media selalu berkembang seiring dengan 

majunya teknologi, dari media terbaru, sehingga mempermudah manusia dalam 

segala bidang yang berkaitan dengan era digital. Terutama dalam  media sosial58 

Media sosial atau sering disebut dengan sosial media adalah platform digital 

yang mengfasilitasi penggunaannya untuk saling berintraksi membagikan konten 

berupa tulisan,foto maupun vidio dan merupakan platform digital yang 

menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya 

seperti facebook, twiter, instagram, whatsaap dan telegram. Media sosial ini juga 

disebut sarana bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang 

memungkinkan manusia untuk saling berintraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.59 

Tantangan pada era digital telah pula masuk ke dalam berbagai bidang 

seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan teknologi 

informasi itu sendiri. Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan 

internet khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki 

karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Media massa 

beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah 

penyampaian informasi. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan 

masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. 

Dengan media internet membuat media massa berbondong-bondong pindah 

haluan. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar 

terhadap dunia, lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah 

 
58 Puji Rahayu “Pengaruh Era Digital terhadap Perkembangan Anak”, Al-Fathin:Jurnal 

Bahasa dan Sastra Arab, Vol.2. (Lampung 2019), h. 50-52. 
59 Isti’anul Mashalah “Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Perilaku dan 

Kehidupan Pemuda-Pemudi di Era Milenial”, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan, Vol 04, No. 02. 2023, h. 56. 
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banyak bermunculan memudahkan dalam mengakses informasi. Era digital bukan 

persoalan siap atau tidak dan bukan pula suatu opsi namun sudah merupakan suatu 

konsekuansi. Era digital akan terus berkembang, terus bergerak ibarat arus laut yang 

terus berjalan ditengah-tengah kehidupan manusia. Maka tidak ada pilihan lain 

selain mengusai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar agar memberi 

manfaat yang sebesar-besarnya. 60 

 Era digital merupakan suatu masa dimana sebagian besar masyarakat pada 

era tersebut menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-hari. Menurut 

Commnunication Technologhy Timeline yang dikutip Dan Brown, berbagai jenis 

media elektronik di dunia mulai merebak pada awal tahun 1880 an dimulai dengan 

alat komunikasi telepon, tape-recorder, radio, Barang elektronik lainnya seperti 

televisi, TV kabel, telepon seluler baru mulai digunakan oleh banyak masyarakat 

sekitar tahun 1940-1970 an. Teknologi komunikasi dari media elektronik pada 

awalnya masih menggunakan sistem analog, dan baru beralih ke sistem digital 

dengan ditandai dengan hadirnya transformasi produk media seperti e-book, 

intenet, koran digital, e-library, e-shop dan sebagainya. Masa ini juga sering disebut 

sebagai revolusi digital ini dimulai pada tahun awal 1990 an di dunia. Dengan 

mengingat prinsip-prinsip sistem digital tadi, maka era digital merupakan era 

dimana aliran informasi melalui media-media komunikasi bersifat jelas, akurat dan 

cepat.61 

Perkembangan teknologi digital adalah merupakan perkembangan dimana 

mulai hadirnya komputer, lahirnya internet, ponsel (telepon seluler), dan juga 

jejaring sosial. Diantara contoh perangkat digital antara lain televisi, perangkat 

 
60 Gabriella Marysca Enjel Nikijuluw, “Perilaku Masyarakat di Era Digital:Studi di Desa 

Watutmou III Kecamata Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, 2020, h. 8. 
61 Puji rahayu “Pengaruh Era Digital terhadap Perkembangan Anak”, Al-Fathin:Jurnal 

Bahasa dan Sastra Arab, Vol.2. (Lampung 2019), h. 3. 
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permainan genggam, jam digital, telepon pintar (smartphone), komputer dan leptop. 

Tidak hanya itu, setahap demi setahap, jurnal, majalah, buku dan bahkan koran juga 

akan digeser oleh versi digital. Jurnal ilmiah yang biasanya mahal karena jumlah 

cetakannya tidak banyak, kini sudah mulai beralih ke bentuk digital. Perpustakaan 

dengan senang berlangganan jurnal online karena murah dan tidak memakan 

tempat. Hampir semua koran sudah memakan punya versi online, dan buku teks 

juga sudah mulai ke versi digital. Jika itu terjadi, maka penyebaran informasi benar-

benar melalui versi baru yaitu digitalisasi informasi. Era digital telah menjadi 

bagian dalam kehidupan keseharian masyarakat, khususnya generasi muda 

memang akan mengubah pola kehidupan. Termasuk pola pelajar dan pola 

penyebaran informasi. Era kertas pelan pasti akan tergeser.  

Teknologi digital masa kini yang semakin canggih menyebapkan terjadinya  

perubahan besar bagi dunia. Manusia telah dimudahkan dalam melakukan akses 

terhadap informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari 

teknologi digital dengan bebas.62 

Era digital bukanlah digitalisasi konten media ke bit, tetapi kehidupan 

dinamis dari “new media” isi dan hubungan interaktif dengan konsumen media itu 

sendiri sebagaimana yang digambarkan Lev Monovich. Jadi terletak pada 

pengaksesannya secara real time (kapan saja dengan mudah), jadi (new media) 

adalah istilah yang dimaksudkan untuk mencakup kemunculan digital, komputer 

dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi diakhir abad ke 20. Sebagian  

besar teknologi yang digambarkan sebagai “media baru” adalah digital, seringkali 

memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan, padat, mampat, 

interaktif dan tidak memihak, beberapa contoh misal internet.  

 
62 Wawan Setiawan “Era Digital dan Tantangannya” (Bandung, Universitas Pendidikan 

Indonesia, 2017), h. 2 
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Perkembangan teknologi informasi dengan segala konsekuensinya sedang 

tumbuh dan berkembang deras, peradaban ini menurut Toffler (1980), membawa 

gaya baru terhadap aspek kehidupan manusia. Peradaban ini telah dan akan 

mengubah cara kerja, cara bergaul, cara bercinta dan sebagianya pada semua 

lapisan masyarakat. Indonesia diakui atau tidak telah membawa arus peradaban 

informasi.63 

Salah satu ciri utama era digital adalah adanya transformasi digital di 

berbagai sektor kehidupan, seperti bisis, pendidikan,  kesehatan, hiburan dan 

lainnya. Perusahaan juga mulai beralih ke platform online untuk berkomunikasi 

dengan pelanngan dan menjual produk mereka. Pendidikan juga semakin 

mengadopsi teknologi digital untuk pembelajaran jarak jauh dan akses sumber 

belajar yang lebih luas.  

Dalam era digital, media sosial juga memainkan peran penting dalam 

memfasilitasi interaksi antarindividu dan menyebarkan informasi. Orang-orang 

dapat dengan mudah berbagi pikiran, foto dan vidio dengan orang lain di seluruh 

dunia. Namun, era digital juga menimbulkan tantangan baru terkait privasi data dan 

keamanan informasi. Dengan begitu banyak data yang disimpan secara digital, 

resiko kebocoran informasi peribadi menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, 

perlindungan data pribadi dan keamanan cyber menjadi perhatian utama di era 

digital. 

 

 

 
63 Rustam Aji “Digitalisasi, Era Tantangan Media: Analisis Kritis Kesiapan Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Menyongsong Era digital,  Islamic Communication Journal Vol. 01., No. 

01. 2016. h. 4. 
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B. Dampak Era Digital 

Era digital melahirkan perubahan yang memberikan dampak negatif dan 

positif yang bisa kita man faatkan sebaik-baiknya, semakin canggihnya teknologi 

digital, maka akan membawa perubahan besar bagi suatu perusahaan besar 

didunia. 

Dalam perkembangan teknologi digital ini tentu banyak dampak yang 

dirasakan dalam era digital ini, baik dampak positif maupun dampak negatifnya.64 

a. Dampak Positif 

Dampak positif dari era digital mencakup berbagai aspek kehidupan kita 

saat ini, diantaranya:65 

1. Informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam 

mengaksesnya. 

2. Tumbuhnya inofasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada 

teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita. 

3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan 

dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

4. Munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media 

pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

5. Munculnya e-bisnis seperti toko online yang menyediakan berbagai 

barang kebutuhan dan memudahkan mendapatkannya. 

6. Kemudahan komunikasi, teknolog digital seperti media sosial dan 

aplikasi pesan memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang 

lain di seluruh dunia. Contohnya dengan menggunakan platform media 

 
64 Micha Sabathani dkk, “Dampak Perubahan Budaya Belajar di Era Digital” (Malang, 

Universitas Neger Malang, 2019) h. 82. 
65 Laila Alfi, Zm Nawawi, ’Dampak Era Digital Pada Permintaan Buku di Tengah 

Pembelajaran Online’ Jurnal Eknomi Bisnis Manajemen Prima, Vol. IV, No. 01, 2022. h.  29. 
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sosial seperti facebook, whatsapp, kita tetap terhubung dengan teman 

dan keluarga tanpa terbatas oleh jarak. 

7. Pendidikan jarak jauh, era digital juga memungkinkan adanya 

pendidikan jarak jauh atau online, yang memberikan akses pendidikan 

yang lebih luas bagi individu di berbagai lokasi. Contohnya platform 

pembelajaran online seperti kursus-kursus online dari Uiniversitas 

terkemuka. 

b. Dampak Negatif 

Kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia tidak dapat dihindari bahkan 

dapat memudahkan beragam informasi  positif yang dapat diambil 

manfaatnya, Adapun dampak negatif era digital yang harus diantisispasi dan 

dicari solusinya menghindari kerugian atau bahaya66 antara lain: 

1. Ketergantungan pada teknologi, banyak orang menjadi tergantung pada 

teknologi digital seperti smartphone dan internet, sehingga mengalami 

gangguan keseimbangan hidup dan kecanduan digital. Seperti 

kecanduan bermain game online. 

2. Penyebaran Informasi palsu, era digital memungkinkan penyebaran 

informasi palsu dengan cepat melalui media sosial dan platform online 

lainnya. Hal ini dapat menyebapkan kebingungan, kepanikan bahkan 

konflik dalam masyarakat. Contohnya berita palsu tentang agama yang 

dapat mempengaruhi pandangan tiap masyarakat. 

3. Privasi dan keamanan data, penggunaan teknologi di era digital 

meningkatkan resiko pelanggaran privasi dan keamanan data pribadi. 

Data pribadi pengguna seringkali disalahgunakan atau diakses tanpa izin 

 
66 Ali Rahman, “Pengaruh Negatif Era Teknologi Informasi dan Komunikasi pada remaja”, 

(Pare-pare, Jurusan Tarbiyah dan Adab STAIN 2016), h. 14. 
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oleh pihak-pihak yang tidak dapat bertanggung jawab. Contohnya kasus 

pencurian data. 

4. Gangguan kesehatan mental, penggunaan media sosial yang sangat 

berlebihan dapat menyebapkan  gangguan kesehatan mental seperti 

kecemasan, depresi, dan isolasi sosial. konten negatif atau cyberbulying 

dimedia sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental pengguna, 

contohnya remaja yang mengalami tekanan mental akibat bullying 

online.67 

5. Individu malas bersosialisasi secara fisik 

Individu malas bersosialisasi secara fisik cenderung memiliki preferensi 

untuk menghabiskan waktu sendiri atau terbatas dalam interaksi 

langsung dengan orang lain. 

6. Konten negatif yang berkembang pesat 

Internet memberikan akses mudah dan cepat ke berbagai jenis konten, 

termasuk hal negatif tersebar dengan sangat cepat dan luas. 

7. Mengabaikan tugas dan pekerjaan 

Mengabaikan tugas atau pekerjaan mengakibatkan penurunan 

produktivitas secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebapkan kinerja 

yang buruk dan hasil yang tidak memuaskan dalam pekerjaan. 

8. Membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna68 

Waktu adalah sumber daya yang berharga, dan mengahbiskannya 

dengan hal-hal yang tidak berguna berarti membuang- buang sumber 

daya yang berharga hal ini bisa menghambat kemajuan peribadi. 

 
67 Ali Rahman, “Pengaruh Negatif Era Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada 

Remaja:Perspektif Pendidikan Islam”, (Pare-Pare 2016), h. 33-35. 
68 Puji rahayu “Pengaruh Era Digital terhadap Perkembangan Anak”, Al-Fathin:Jurnal 

Bahasa dan Sastra Arab, Vol.2. (Lampung 2019), h. 54. 
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9. Menurunnya prestasi belajar dan juga kemapuan bekerja seseorang. 

10. Cyber Bullying adalah bentuk pelecehan atau perilaku agresif yang  

terjadi melalui media digital, seperti pesan teks, email, media social atau 

platform lainnya, ini bisa mencakup berbagai tindaka, mulai dari 

penghinaan, pengejkan, ancaman, hingga penyebaran iinformasi palsu 

atau memalukan tentang seorang secara online. Salah satu aspek yang 

membuat cyberbullying begitu merusak adalah kemampuannya untuk 

menjangkau sasaran secara luas dan sering kali tanpa identitas yang 

jelas.69 

11. Fitnah dan pencemaran nama baik secara luas,  fitnah dan pencemaran 

nama baik adalah tindakan yang serius yang dapat merusak reputasi 

seseorang atau kelompok secara luas. Hal ini dapat menyebapkan 

dampak negatife yang sangat besar bagi kehidupan pribadi dan 

personal.dan Ketidakseimbangan Informasi, mudahnya akses terhadap 

berbagai informasi dapat menyebapkan ketidakseimbangan dalam 

pengetahuan dan pandangan, serta menyebarkan hoaks dan informasi 

palsu yang dapat merusak akhlak.70 

 

 
69 Mulyani ‘Dampak Penggunaan smartphone Terhadap Akhlak remaja’ skripsi , (Aceh, 

2019) hal. 4.  

 
70 Ali Rahman ‘Pengaruh Negatif Era Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Remaja’, 

Jurnal Studi Pendidikan, Vol XIV No 1. 2016, h. 32. 
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BAB IV 

RELEVANSI PEMIKIRAN IBN MISKAWAIH DI ERA DIGITAL 

  

A. Pemikiran Ibn Miskawaih tentang Akhlak 

 

1. Akhlak Menurut Ibn Miskawaih 

Ibn Miskawaih adalah salah satu dari sedikitnya pemikir Islam Yang membahas 

tentang filsafat akhlak. Pada ajaran Islam sendiri sudah sarat akan ajaran tentang 

akhlak, namun sepenuhnya bersifat praktik,  Ibn Miskawaih mencoba menaikkan taraf 

pembahasan akhlak dari praktis, ke teoritis-filosofis, namun tetap tidak meninggalkan 

aspek praktis sepenuhnya. 71 Menurut Ibn Miskawaih, akhlak merupakan bentuk jamak 

dari kata khuluq yang berati keadaan jiwa yang mengajak seseorang untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan tanpa dipikirkan dan diperhitungkan sebelumnya. Sehingga dapat 

dijadikan fitrah manusian maupun hasil dari latihan-latihan yang telah dilakukan, 

hingga dapat melahirkan khuluq yang baik.72 

 Akhlak dalam perspektif Ibn Miskawaih “akhlak merupakan suatu hal atau 

suatu kejiwaan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan 

senang tanpa berfikir dan perencanaan. Ibn miskawaih membagi situasi kejiwaan 

dengan dua jenis, pertama bersifat tab’i misalnya seorang yang mudah marah dengan 

masalah kecil, atau seorang dengan merasa takut untuk menghadapi suatu peristiwa 

yang terbawa sejak kecil, kedua situasi kejiwaan yang diperoleh melalui adat 

kebiasaan. Akhlak jenis ini bermula dari pemikiran pribadi, namun tingkah laku lain 

 
71 Nizar, Barshiannor, Pemikiran etika Ibn Miskawaih, h. 52 
72 Fathanul, Konsep Pendidikan Akhlak Pemikiran Ibn Miskawaih Dalam Kitab Tahdzhib Al-

Akhlak, skripsi,(Malang, 2020). Hal. 65. 
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masuk ke dalam siri seseorang, secara berangsur berubah menjadi tabiat dan akhlak 

seseorang.73  

 Pemikiran akhlak Ibn Miskawaih dilatarbelakangi oleh pandangannya terhadap 

ilmu jiwa. Ia memulai ilmu akhlak dengan menyelami jiwa manusia terlebih dahulu. 

Baginya Ibn Miskawaih, manusia tidak akan mampu untuk meraih suatu ilmu kecuali 

ia telah mempelajari ilmu jiwa sebelumnya. Ilmu jiwa akan menjadi pondasi bagi ilmu-

ilmu lainnya seperti teologi, akhlak, dan logika. Karena jika manusia sudah memahami 

ilmu jiwa maka ia akan memiliki penglihatan yang jelas dalam melihat mana yang 

benar dan mana yang batil, dan masalah keyakinan dan antara kebaikan dan 

keburukan.74 

Menurut Ibn Miskawaih tentang al- khulq (watak) itu ialah kondisi bagi jiwa 

yang mendorong untuk melahirkan tingkah laku tanpa dipikir  pertimbangan (tingkah 

laku spontan)yang mendalam.75 Salah satu kontribusi terbesar Ibn Miskawaih dalam 

filsafat akhlak adalah karyanya yang terkenal yaitu “Tahdhib al-Akhlaq” atau 

“pemurnian akhlak” 

Dalam Tahdzib al-Akhlak, Miskawaih mendefinisikan akhlak sebagai: 

ِرويةِ  الخلقِهوِحالِللنفسِداعيةِلهاِالىِأفعالهاِبدونِفكرِولا
Artinya : “Akhlak adalah sebuah sikap mental yang mempunyai daya dorong untuk  

                 berbuat tanpa dipikir Panjang dan dipertimbangkan”  

 
73 Ibn Miskawaih, Tahdzib al-Akhlak dalam C.K Zurakyk, (Beirut:American University of 

Beirut: 1966), h. 21. 
74 Ahmad Amin, Dhuhr al-islam, (Beirut:Dar al-Kitab Al-Araby, 1969), h. 177 
75  Syarifuddin Elhayat ‘Filsafat Akhlak Perspektif Ibn Miskawaih’ , Jurnal Taushiah Fai UiSUI 

Vol.9  (Desember 2019). 
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Pengertian ini merujuk pada sikap yang secara otomatis menyatu dalam 

tindakan dan tidak melibatkan proses berfikir. Contohnya adalah Ketika kita bertemu 

dengan pengamnen dijalan, Keputusan untuk memberi atau tidak memberi uang secara 

langsung akan muncul dalam tindakan. Jika perilaku yang muncul adalah memberi , 

maka ia telah bersikap dermawan. Sampai pada titik ini pengklasifikasikan apakah 

termasuk akhlak baik atau buruk tidak dapat dimonopoli oleh satu pihak tertentu karena 

jika kita masuk dalam kompleksitas baik dan buruk, maka kita sudah masuk dalam 

ranah etika dan moral. Sehingga cukup digambarkan perilaku yang termasuk dalam 

akhlak, terlepas baik atau buruk. Akhlak menurut Ibn Miskawaih memiliki sifat dasar 

tidak tetap. Sikap mental dan tindakan spontan muncul secara otomatis dari manusia 

karena sudah menjadi akhlak.76 

Maka benar Ibn Miskawaih mengatakan bahwa akhlak adalah hal nafs, kondisi 

jiwa yang timbul darinya berbagai macam sifat, baik ataupun buruk, ketika keadaan 

jiwa tersebut melahirkan sebuah tingkah laku buruk, maka dipastikan akhlaknya adalah 

sayyi’ah, namun bila muncul darinya sikap yang baik maka akhlaknya adalah 

hasanah.77. 

Dalam pemikirannya tentang  akhlak, Ibn Miskwaih menekankan pentingnya 

pengendalian diri (Tahdzib an-nafs), bagi Ibn Miskawaih pengendalian diri adalah 

kunci mengatasi hawa nafsu dan pengembangan karakter yang kuat dan disiplin. 

Akhlak adalah sifat-sifat bawaan yang dimiliki oleh manusia dan dapat dikembangkan 

melalui pendidikan dan latihan. Ibn Miskawaih menganngap akhlak merupakan inti 

 
76 Khaizan Ahmilu An’am,  Muhammad Munawar Aziz ‘Hakikat Ilmu, akhlak dan Adab dalam 

perspektif Filsafat Etika Ibn Miskawaih’, Jurnal Literasi Digital (Julital), Vol 1 No 1. Januari 2023.h. 

43. 
77 Syafa’atul Jamal, ‘Konsep Akhlak Menurut Ibn Miskawaih’, Jurnal Keislaman, Vol. 01, No. 

1. 2017, h. 63 
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dari kebahagiaan dan kesuksesan hidup seseorang ,Ibn Miskawaih juga 

mengemukakan bahwa terdapat empat perinsip  utama dalam membentuk akhlak yang 

baik yaitu: kebijaksanaan, keadilan, kesederhanaan dan keberanian. Selain itu Ibn 

Miskawaih juga menekankan pentingnya kesabaran dan kejujuran untuk mencapai 

kesempurnaan akhlak.  

Berakhlak adalah keluarnya sebuah tindakan atau perbuatan yang tak pernah 

ada rasa tekanan, sandiwara, bahkan pemikiran. Tindakan tersebut sepontan dan telah 

tertanam dengan kuat dalam jiwa seseorang. Maka dengan itu, tak terdetik sedikit pun 

dalam dirinya untuk menalarnya, baik itu terpuji maupun tercela. Namun meskipun 

demikian, terkadang sebelum mengambil sifat, adakalanya seseorang menimbang-

nimbang, memikirkan, hingga merenungkan akibat dari perbuatan yang akan 

dilakukan. Hal ini bukan berarti tak disebut akhlak, tetapi sebuah proses pembiasaan 

dari perbuatan baik untuk kemudian menjadi akhlaknya. Inilah yang Ibn  Miskawaih 

sebut dengan pelatihan berakhlak baik (Tahdzib al-Akhlak). 78Tahdzib al-Akhlak 

merupakan uraian suatu aliran akhlak yang materi-matrinya ada yang berasal dari 

konsep-konsep akhlak Plato, Aristoteles yang diramu dengan ajaran dan hukum Islam 

serta diperkarya dengan pengalaman hidup peribadinya dan situasi zamannya.terutama 

ditujukan untuk memberikan bimbingan bagi generasi muda dan menuntun mereka 

kepada kehidupan yang berpijak pada nilai-nilai akhlak yang luhur .79  

 Miskawaih menjelaskan bahwa pentingnya kitab Tahdzib al-Akhlak dijadikan 

sebagai pegangan dan pembinaan akhlak. Tujuan kitab ini ditulis adalah untuk 

 
78 Syafa’atul Jamal, ‘Konsep Akhlak Menurut Ibn Miskawaih’, Tafsiyah Jurnal Pemikiran 

Islam, Vol.01, No.1, Februari 2017. H.57 
79 Supriyanto, “Filsafat Akhlak Ibn Miskawaih” terj Helmi Hidayat Cet ke 1, (Banteng 2020), 

h. 29. 
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menghasilkan moral, akhlak dalam diri yang nantinya akan menjadi sumber dari 

perbuatan-perbuatan seluruhnya adalah perbuatan baik. Penjelasan secara terperinci 

tentang akhlak dalam kitab Tahdzib al-Akhlak mengartikan akhlak sebagai perilaku 

manusia yang muncul secara alami sehingga menjadi perangai dalam kehidupannya. 

Akhlak dalam pandangan Ibn Miskawaih merupakan tingkah laku dengan adanya 

dorongan atas kemauan sendiri, hal ini karena perilaku manusia yang berasal dari watak 

sehingga melahirkan perilaku terpuji atau tercela.80 Tetapi kebanyak melahirkan 

perilaku yang jelek yang menyimpan. Sementara itu ini dapat dilakukan dengan suatu 

pembiasaan dan pelatihan untuk mengahsilkan perbuatan yang baik.81 diantarnya yang 

melalui pembentukan karakter. 

Miskawaih memandang akhlak sebagai suatu perilaku yang terintegrasi dengan 

hati dan pikiran sehingga dalam perwujudannya secara otomatis muncul dalam 

perilaku seseorang. Konsep dasar akhlak yang diyakininya bahwa akhlak seseorang 

bukan menjadi sesuatu yang paten, melainkan dapat diubah, dengan menggunakan 

sumber-sumber ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan Hadist, kita dapat mengetahui 

mengapa akhlak penting untuk manusia. Selain itu, dalam sumber tersebut dapat 

diketahui secara detail jenis-jenis akhlak yang harus kita jadikan sebagai standar utama 

sehingga tidak salah dalam mempengaruhi kehidupan. 

Akhlak yang baik atau utama dibahasakan Ibn Miskawaih dengan bahasa 

fadillah, sedangkan akhlak yang buruk dengan istilah Radzilla yang merupakan 

 
80 Zainun Kamal ‘Menuju Kesempurnaan Akhlak’ , Terj. Helmi Hidayat, (Bandung:Mizan, 

1994), h. 57. 
81 Rohmatul Izzad, “Seri Biografi Ibn Miskawaih Inisiator Filsafat Etika Islam”, 

(Yogyakarta:Qudis Media, 2021), h.26. 
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kebalikan dari akhlak utama. Akhlak Fadillah dapat diperoleh dengan berbagai macam 

cara melalui potensi-potensi berasal dari unsur fitrah, lingkungan, atau genitas.82 

2. Pembentukan Karakter Menurut Ibn Miskawaih 

Ibn Miskawaih mengatakan bahwa karakter (Khuluq), adalah keadaan suatu 

jiwa manusia, dimana suatu keadaan jiwa bertindak tanpa adanya pertimbangan yang 

mendalam. Keadaan ini ada dua jenis, pertama, alamiah dan bertolak dari watak, 

misalnya gampang marah, kedua, tercipta melalui kebiasaan. Pada mulanya keadaan 

ini terjadi karena pertimbangan dan dipikirkan namun kemudian melalui praktik terus 

menerus menjadi karakter.83 

  Menurut Ibn Miskawaih pembentukan karakter melibatkan pengetahuan, 

penghayatan, dan juga pembiasaan-pembiasaan tertentu secara bersamaan. Akhlak 

yang sudah dihayati, diketahu, dibiasakan secara mendalam akan mempengaruhi 

sulitnya perubahan yang dilakukan. Sebut saja kebiasaan yang kita lakukan cenderung 

mudah dirubah jika kebiasaan tersebut tidak memiliki kedalaman perilaku, sebaliknya 

kebiasaan akan sulit dirubah jika kita terlah terbiasa melakukan sehingga terpatri dalam 

karakter kita sehari-hari. Namun tidap dapat diartikan bahwa karakter tersebut tidak 

dapat dirubah.  

 Pembentukan karakter dipengaruhi oleh berbagai faktor dapat dilatih dengan 

perencanan yang matang, ini kita sebut dengan pendidikan akhlak. Sayangnya merubah 

akhlak tidak semudah mengubah pemahaman kognitif. Salah satunya metode yang 

 
82 Supriyanto, “Filsafat Akhlak Ibn Miskawaih”, Cet 1, Cv Rizquna (Banteng, 1 Mei 2022), h. 

166. 
83 Bunyamin, ‘ Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibn Miskawaih dan Aristoteles’ Jurnal 

Pendidikan Islam, Vol 09. No.02, November 2018, h. 132. 
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paling efektif agar terjadinya perubahan akhlak adalah pembiasaan. Pembiasaan ini 

diawali dengan niat yang sungguh-sungguh sehingga internalisasi akhlak memiliki 

pondasi yang kuat. Selain pembiasaan adalah keteladanan. Keteladanan ini melahirkan 

imitasi yaitu apa yang dilihat oleh anak, itulah yang akan ditiru.84    

         

B. Implementasi Pemikiran Ibn Miskawaih di Era Digital dilihat dari Filsafat 

Akhlak 

Kondisi era digital tanpa akhlak dapat menyebapkan berbagai masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Untuk dapat mengetahui implementasi pemikiran Ibn 

Miskawaih di era digital maka  berdasarkan pembahasan yang lalu dilihat dari dampak 

positif dan negatif era digital, maka pemikiran Ibn miskawaih muncul. Beberapa 

dampak negatif yang dapat terjadi akibat perkembangan era digital dan 

implementasinya diantaranya: 

1. ketergantungan pada teknologi 

Ketergantungan pada teknologi terutama dalam media sosial seperti whatsapp, 

Instagram, tiktok, dapat diterapkan dengan membatasi diri dari penggunaan media 

sosial, mengatur jadwal menentukan waktu khusus dalam menggunakan media 

sosial, mencoba berbagai kegiatan seperti membaca, jalan jalan, atau hal yang 

bermanfaat lainnya. sesuai dengan pemikiran Ibn Miskawaih diperlukan Al-Iffah 

(menjaga kesucian diri) keutamaan ini akan muncul pada manusia apabila manusia 

dikendalikan dengan pikirannya, artinya mampu menyelesaikan dengan pilihan 

yang benar, tidak dikuasai dan diperbudak oleh nafsunya.85 Ketergantungan pada 

 
84 Nizar, Pemikiran Etika Ibnu Miskawaih. Jurnal Aqlam. Vol. 01 No.01 (Juni 2016), h. 38.   
85 Nizar, ‘ Pemikiran Etika Ibn Miskawaih’, Jurnal Aqlam Of Islam and Pluraty, Vol. 01. No. 

01, h. 40. 
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teknologi dapat membuat individu lalai terhadap Tuhan, Manusia yang sampai 

pada puncak kesempurnaan akhlak, tidak akan mungkin meninggalkan 

kewajibannya, jika telah mencapai kesempurnaan akhlak tidak hanya menjalankan 

kewajiban saja, tetapi melakukannya dengan penuh kesadaran, orang yang 

mencapai kesempurnaan akhlak bukanlah manusia yang sempurna, tetapi mereka 

selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam menjalankan kewajiban mereka. 

sesuai dengan pemikiran Ibn Miskawaih Tahdzib al-Akhlak, bertujuan untuk 

menanamkan dalam diri kita kualitas  moral, akhlak dan melaksanakannya dalam 

tindakan-tindakan secara spontan.86  Sebagaimana dijelaskan dalam hadist: 

وابِعبدِالرحمنِمعاذِابنِجبلِرضىِاللهِعنهماِعنِرسولِاللهِ عنِابِذرِجندبِبنِجنادة ِ
كِنتِواتبعِالسيئةِالحسنةِ ِِتمحهاِوخالقِ ِالناس ِصلىِاللهِعليهِوسلملِ قاَلَِِ:اتقِاللهِحيثما

حسنِ.ِرواهِالترمذبخلقِ   

Artinya:   
Dari Abu Dzar Jundub dan Abu Abdirrahman Mu’adz bin Jabal 
radhiallohu’anhu, bahwa Rassulullah shollalahu’ alaihi wa sallam pernah 
bersabda, “Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, 
iringilah kesalahanmu dengan kebaikan niscaya ia dapat menghapuskannya 
dan pergauilah sesama manusia dengan budi  pekerti yang baik”87  

  

Dengan menerapkan pembentukan karakter  itu melalui pembiasaan yang baik 

dimana pembiasaan merupakan faktor terpenting dalam pembentukan karakter 

akhlak, contohnya seorang anak jika  sejak dini dibiasakan dalam sebuah situasi 

dipastikan hal tersebut akan membentuk sikap dan mentalnya. dalam era digital 

sekarang banyak yang lalai terhadap kewajibannya, ibadah yang sering diabaikan, 

maka implementasi   dengan pembentukan karakter, memperbaiki diri dengan 

 
86 Muhammad Ramli, ‘Konsep Pendidikan Akhlak Ibn Miskawaih(Studi Kitab Tahdzib al-

Akhlak)’ , Jurnal Sustainable, Vol. 05. No. 02, 2022, h. 3. 
87 Hr Tidmidzi  https://carihadist.com?Arbain-Nawawwi-1/18 .selasa, 21 Mei 2024. 
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banyak-banyak berdoa, mengikuti kajian keagamaan, senantiasa memiliki 

kesadaran akan kewajiban beribadah. 

2. Penyebaran informasi palsu dengan cepat melalui media sosial. 

Melihat bahaya dari dampak negatif yang banyak ditimbulkan dari pesatnya 

perkembangan teknologi di era digital memberikan penekanan betapa pentingnya 

implementasi dari konsep pemikiran Ibn Miskawaih tentang akhlak. Agar tercapai 

manusia berkarakter, berakhlatul karimah yaitu dengan mengimplentasikan nilai-

nilai akhlakul karimah dari Ibnu Miskawaih. Misalnya dalam hal Kejujuran, 

Dimana menurut Ibn Miskawaih untuk mencapai kesempurnaan akhlak diperlukan 

nilai kejujuran, jujur merupakan perilaku nilai yang terpuji yang merupakan 

cerminan hati yang bersih, hal ini dapat berupa pembiasaan sifat yang baik.88 

perlunya bijak dalam menyikapi berita yang dengan cepat tersebar di sosial media, 

tidak langsung percaya sebelum melakukan verivikasi kebenaran terlebih dahulu, 

apalagi menyebarkannya. Sebisa mungkin apa yang dikeluarkan dan dibagikan di 

sosial media adalah benar adanya, jika belum jelas kebenarannya maka hendaknya 

diam. Hal itu sejalan dengan salah satu hadits rasulullah saw yang berbunyi: 

ِ ِل يَصامُتاِ ر ِفَ لايَ قُلاِخَيْا اِأَوا ِالآخ  للَّّ ِوَالايَ وام  م نُِبِ  كَِانَِيُ ؤا  مَنا
Artinya: 

“Barang Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata    

yang baik atau diam.” [HR Bukhari no.47]89 

 
88 Syafaatul Jannah ‘Konsep Akhlak Menurut Ibn Miskawaih’, Jurnal Pemikiran Islam 

Tafsiyah, Vol 1. No, 1. 2017, h.61. 
89 Athirah Mustajib://httpsmuslimah.or.id./5118-berbicara-baik- atau-diam.HR Bukhari, Rabu 

8 Mei 2024. 
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Memasukkan berita palsu (hoaks) berarti berbohong, maka dalam implikasinya 

di era digital seperti: Ketika berbicara tidak boleh menggunakan kata-kata palsu 

(hoaks) harus jelas sesuai dengan faktanya.,tidak diperuntukkan menyinggung 

perasaan orang lain  

3. konten negatif yang berkembang pesat seperti pornografi 

Implementasi lain dari pemikiran Ibnu Miskawaih di era digital ini terkait 

dengan Kebijakan. Pengtingnya bijak dalam menyikapi segala hal yang ada di 

sosial media, juga bijak dalam mengakses situs-situs. Sebisa mungkin situs-situs 

yang diakses adalah situs yang bermanfaat dan memberikan dampak yang positif, 

sebaliknya menghindari akses terhadap situs negatif, misalnya situs pornografi, judi 

online, dan lain sebagainya. Karena situs-situs tersebut akan menimbulkan rasa 

kecanduan yang kemudian keseringannya dapat memberikan dampak negatif yang 

dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.  Dengan menggunakan teknologi 

secara bijaksana dan bertanggung jawab, membatasi konsumsi media digital yang 

tidak produktif, dan memanfaatkan beberapa platform untuk hal-hal yang dapat 

memperkarya pengetahuan dan kualitas hidup sehingga dapat terbentuk karakter 

yang berakhlatul karimah. Berkaitan dengan kebijaksanaan (al-Hikmat) suatu 

keadaan jiwa yang memungkinkan seseorang membedakan yang benar dan yang 

salah. Menurut Ibn Miskawaih keutamaan jiwa yang rasional yang mengetahui 

segala maujud baik yang bersifat ketuhanan maupun kemanusiaan.90 

 

 
90 Nur Zaldi Salim, ‘Rekontruksi Pendidikan Krakter di Era Globalisasu Studi Analisis Konsep 

Pemikiran Ibn Miskawaih’, Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thoriqah, Vol. 07, No.01, h.35. 



58 
 

 
 

4. cyberbullying 

Perundungan dunia maya cyberbullying hal ini banyak terjadi dimedia sosial 

seperti platform chating, game, dan media tiktok. Sikap As-Saja’ah (keberanian) 

dan Al-adalah (Keadilan) Ibn Miskawaih dalam pemikirannya membagi tiga 

keadilan, sesuai dengan penerapan ini yaitu keadilan terhadap manusia, yaitu 

kewajiban yang harus dijalani manusia terhadap sesama manusia lainnya.91 dalam 

pemikiran Ibnu Miskawaih ini diperlukan dalam menekan dampak negatif dari era 

digital saat ini. Dimana dalam menggunakan dan mengelola media sosial, perlunya 

adil dalam menyikapi persoalan, terkait perilaku cyber bullying serta berani 

menyebarkan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya tanpa adanya sikap 

keberpihakan dan tidak menggunakan sosial media untuk mementingkan satu 

kepentingan atas kepentingan yang lain. Dengan menerapkan pemikiran Ibn 

Miskawaih tentang akhlak, memberikan kesadaran akan pengaruh era digital 

terhadap pembentukan akhlak. Kemudian membangun kesadaran diri terhadap 

dampak perilaku online, adapun telah dijelaskan dampak negatif pada pembahasan 

di atas. hal hal yang harus diterapkan dengan menggunakan kata-kata yang baik 

dan sopan dalam berkomentar dimedia sosial yang tidak merugikan pihak lain, 

yang dapat memicu terjadinya pembulian, berhati-hati dalam beinteraksi, 

menggunakan sosial media dengan bijak. Perlu diingat bahwa teknologi hanyalah 

alat, sedangkan manusia yang menggunakannya adalah yang bertanggung jawab 

atas dampaknya. 

 

 
91 Rohmatul Izzad, “Seni Biografi Ibn Miskawaih Insiator Filsafat Etika Islam”,  

(Yogyakarta:qudis Media,2021), h.146. 



59 
 

 
 

 

Dimana kesempurnaan akhlak menjadi titik sentral  karena sebagai fondasi 

kehidupan yang bermakna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah 

satu aspek dari kesempurnaan akhlak yang dapat diaplikasikan dalam era sekarang 

adalah seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu pengendalian diri, kejujuran, 

keberanian, dan keadilan. Dalam era digital yang sangat cepat dan kompleks, nilai-nilai 

yang diajarkan olehnya seperti kesabaran, empati menjadi semakin relevan dan penting 

dalam membimbing tiap orang dalam menggunakan teknologi secara bertanggung 

jawab. Dengan menggunakan teknologi yang baik maka tidak akan ada dampak 

negatif, dan dampak positif lebih maju. memastikan bahwa pengguanan teknologi 

diimbangi dengan nilai-nilai akhlak terkait dengan ajaran pemikiran Ibn Miskawaih., 

serta dapat membentuk karakter yang berkualitas dan dapat diterapkan  dalam 

menghadapi tantangan yang berlawanan dengan konteks ajaran di era digital. 

C. Dampak Implementasi Akhlak di Era Digital Menurut Ibn Miskawaih 

Era digital memerlukan penekanan baru dari akhlak, pemikiran Ibn Miskawaih 

memberikan pedoman yang  berharga   sebagai penerapan  dalam kehidupan sehari-

hari , di era digital ini ada dua dampak yaitu positif dan negatif,  berdasarkan hasil 

pembahasan yang lalu terdapat implementasi  dari pemikiran Ibn Miskawaih  untuk 

mengatasi dampak negatif  disini dengan menerapkan dampak positif diantaranya: 

a. Dampak positif 

Memahami dampak positif di era digital dari perspektif Ibn Miskawaih bisa 

membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam terkait cara untuk mencapai 

kesempurnaan akhlak. Adapun  berdasarkan  cara mengimplementasikan  dari 

pandangan Ibn Miskawaih di era digital ini, dengan menagkal dampak negatif 
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yang diakibatkan, maka dari itu bisa kita katakan bahwasanya dampak positif yang 

dihasilkan seperti :  

1. Memperkuat imam dan takwa kepada Allah Swt. 

2. Meningkatnya kualitas hidup dalam kehidupan manusia baik di dunia 

maupun di akhirat. 

3. Meningkatnya kualitas hubungan silaturrahim diantara semua manusia dan 

sesama makhluk hidup. 

4. Penerapan akhlak dalam pemikiran Ibn Miskawaih dapat membantu 

mengurangi dampak negatif seperti, cyberbullying, penyebaran berita palsu. 

5. Pengembangan potensi, seperti yang diterapkan dalam pemikiran Ibn 

Miskawaih dalam karyanya yaitu Tahdzib al-Akhlak , dengan 

mempraktikkan akhlak yang baik, seseorang dapat mengembangkan 

potensi diri secara maksimal hal ini termasuk pengembangan karakter yang 

kuat. 

6. Masyarakat yang berakhlak baik dalam era digital cenderung lebih terbuka 

dan peduli terhadap kebutuhan dan kepentingan sesama, seperi penyebaran 

konten agama di media sosial. 

7. Orang yang mencapai kesempurnaan akhlak dapat memanfaatkan perinsip 

ajaran Ibn Miskawaih dan dapat memanfaatkan media sosial dengan baik 

untuk tujuan yang positif seperti yang kita lihat sekrang yaitu penggalang 

dana, dana untuk amal dan menyebarkan pesan-pesan kebaikan. 

Dan yang paling penting adalah manusia mampu menjadi rahmatan lil’Alamin, agar 

mampu mencapai kesempurnaan Akhlak. 
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Namun disisi lain menyadari jika  dari hasil pemikirannya tidak di implementasikan 

dengan baik maka  terjadi kekurangan akhlak, meskipun penerapan akhlak Ibn 

Miskawaih dapat membawa dampak positif, ada juga potensi untuk dampak negatif 

seperti.  

b. Dampak Negatif 

Berdasarkan pembahasan yang lalu maka dipahami bahwasanya dampak 

negatif di era digital dilihat dari penerapan pemikiran Ibn Miskawaih bahwa sangat 

minim karena seseorang yang beriman dan bertakwa dan bahkan berakhlatul 

karimah, maka itu bisa mencegah  dari segala perbuatan yang dapat merugikan 

baik di dunia maupun diakhirat maka dampaknya 

a. Kurangnya akhak dalam diri seseorang akan   mendorong seseorang untuk 

melakukan kejahatan seperti pencurian identitas, penipuan, pelecehan 

online, dengan mudah menyebarkan berita palsu . kemudian Penerapan 

akhlak yang tidak konsisten cenderung melupakan kewajiban mereka untuk 

beribadah. 

b. Kemudahan akses internet menyebapkan ketergantungan dan membuat 

individu lalai terhadap kewajibannya. 

c. Melemahnya rasa empati, kurangnya interaksi antar sesama manusia yang 

menyebapkan hubungan menjadi renggang. 

Dengan memahami dampak positif dan negatif  dalam era digital terkait pemikiran 

Ibn Miskawaih, individu dapat lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial, 

sementara era digital membawa manfaat dalam hal informasi dan komunikasi, kita juga 

perlu waspada terhadap dampak negatifnya yang dapat merusak nilai-nilai akhlak. 

Dengan demikian perinsip-perinsip akhlak yang diajarkan dalam karya Ibn Miskawaih  
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sangat relevan dalam menghadapi dampak negatif dari perkembangan era digital. Oleh  

karena itu, sangat penting untuk berpegang teguh pada ajaran-ajarannya dan 

diimplemtasikan dengan baik.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berikut ini yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah : 

1. Menurut Ibn Miskawaih, akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang 

berarti keadaan jiwa yang mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan-

perbuatan tanpa dipikran dan diperhitungkan sebelumnya, sehingga dapat dijadikan 

fitrah manusia maupun hasil dari latihan-latihan yang telah dilakukan, hingga 

menjadi sifat diri yang dapat melahirkan khuluq yang baik. 

2. Media sosial , atau sering juga disebut sosial media adalah platfrom digital yang 

memfasilitasi penggunanya untuk saling berintraksi, membagikan informasi atau 

membagikan konten berupa tulisan, foto, maupun vidio dan merupakan platfrom 

digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap 

penggunanya seperti facebook, twiter, Instagram, whatsapp dan telegram. 

3. Dampak positif dan negatife era digital dilihat dari era digital dapat  memberikan 

sudut pandang yang menarik dalam memahami pengaruh teknologi digital terhadap 

nilai-nilai akhlak, Adapun dampak  positifnya memudahkan dalam berkomunikasi, 

dan dapat mengakses informasi yang lebih luas, sedangkan dampak negatifnya 

yaitu penyalahgunaan seperi konten pornografi, dan mengakses situs yang tidak 

bermanfaat. 
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B. Implikasi  

1.  Membahas mengenai pemikiran Ibn Miskawaih di era digital terkait dengan 

akhlak, yang dimana kata”akhlak” sudah tidak asing kita dengar. Tentunya dalam 

penelitian ini diharapkan memberikan khazanah pengetahuan bagi para pembaca, 

khususnya bagi peneliti peribadi agar senantiasa menerapkan nilai-nilai akhlak 

dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteks ajaran Islam.  

2. Mengingat ada beberapa pemikiran Ibn Miskawaih terkait akhlak terutama dalam 

karyanya Tahdhib al-Akhlaq” atau “pemurnian akhlak dalam karyanya Ibn 

Miskawaih menekankan pentingnya Pembentukan karakter yang baik. Tahdhib al-

akhlaq merupakan karya yang memberikan wawasan mendalam tentang pemikiran 

moralitas, untuk menuju kesempurnaan akhlak, Ibn Miskawaih membantu 

mengembangkan konsep-konsep akhlak  yang relevan untuk membimbing menuju 

kea rah yang baik. 
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