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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب 

 ta T Te ت 
 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث 
 jim J Je ج
 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح
 kha kh ka dan ha خ
 dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز
 sin s Es س 

 syin sy es dan ye ش 
 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط 

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g Ge غ

 fa f Ef ف 

 qaf q Qi ق 

 kaf k Ka ك

 lam l El ل 
 mim m Em م

 nun n En ن
 wau w We و
 ha h Ha ـه

 hamzah ’ Apostrof ء
 ya y Ye ى
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Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, sepertivocal bahasa Indonesia , terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 kaifa :كَيْفَ 

 haula : هَوْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a A اَ 

 Kasrah i i ا  

 d}amah u u ا  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah danya>’ ai a dan i ىىَْ  

 fath}ah danwau au a dan u ىَوْ 
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Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : ق يْلَ 

وْت    yamu>tu : يمَ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta>’marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 <raud}ah al-at}fal :  رَوْضَة  الْْطَْفَال  

لةَ   يْنَة  الْفَاض   al-madi>nah al-fa>d}ilah :  الَْمَد 

 al-h}ikmah :   الَْحكْمَة  

5. Syaddah (Tasdi>d) 

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

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
HurufdanTan

da 
Nama 

 fath}ah dan alif atauya>’ a> a dangaris di atas ...اَ      ...ىَ

 Kasrah danya>’ i> i dangaris di atas ىى

 d}amah danwau u> i dangaris di atas ى و
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sebuah tanda tasydi>d dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonang anda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ  <rabbana: رَبَّنا

يْنَا   <najjaina: نَجَّ

 al-haqq : الَْحَق  

مَ   nu“ima : ن ع  

 aduwwun‘ : عَد و  

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

kasrah  ى ي makaia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)‘ : عَل ي  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)‘ : عَرَ ب ي  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال   (alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukanasy-syamsu) : الَشَّمْس  

لْزَلةَ    al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة  
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 al-bila>du : الَْب لاَد  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) 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. 

Contoh: 

وْنَ  ر   <ta’murun : تأَْ م 

 ‘al-nau : الَنَّوْع  

 syai’un : شَيْء  

رْت    umirtu : أ م 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur’an (darial-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-literasi 

secara utuh. 

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnahqabl al-tadwi>n  
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

يْن  الله    billa>hب ا للهdi>nulla>h: د 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepadalafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h: ه مْ ف يْ رَحْمَة  الله  

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal  (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). Contoh: 

Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l 

Inna awwalabaitinwud}i‘alinna>silallaz\i> bi Bakkatamuba>rakan 
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SyahruRamad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subh}a>nahu>wata‘a>la> 

saw.   = s}allalla>hu ‘alaihiwasallam 

a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR   = Hadis Riwayat 

  

Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: IbnRusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: Zaid, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama : Andi Ibrahim 

NIM : 20100116016 

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Judul : Modernisasi Pendidikan Islam dalam Pandangan Prof. Dr. Zakiah 

Daradjat 
 

 Penelitian ini membahas tentang modernisasi pendidikan Islam dalam 

pandangan Prof. Dr. Zakiah Daradjat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1) mengetahui konsep modernisasi pendidikan Islam dalam pandangan Prof. Dr. 

Zakiah Daradjat, 2) mengetahui ragam legasi dari Prof. Dr. Zakiah Daradjat sebagai 

bentuk modernisasi pendidikan Islam, dan 3) mengetahui implementasi modernisasi 

pendidikan Islam yang dijalankan oleh Prof. Dr. Zakiah Daradjat. 

 Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian eksplorasi deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan filosofis, pendekatan sejarah (historical approach). 

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, yang menjadi 

sumber data primer adalah buku-buku yang ditulis langsung oleh Zakiah Daradjat, 

sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan pustaka yang 

memiliki kajian yang sama yang dihasilkan oleh pemikir yang lain, yang berbicara 

tentang gagasan Zakiah Daradjat. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah teknik kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan analisis isi 

(content analysis). 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep modernisasi pendidikan Islam 

dalam pandangan Prof. Dr. Zakiah Daradjat menekankan kehidupan manusia 

seutuhnya, tidak hanya memperhatikan segi akidah saja, juga tidak memperhatikan 

segi ibadah saja, tidak pula segi akhlak saja. Akan tetapi, jauh lebih luas dan lebih 

dalam daripada itu semua. Dengan kata lain, konsep modernisasi pendidikan Islam 

dalam pandangan Prof. Dr. Zakiah Daradjat dikonversi dalam 3 garis besar yaitu: 

mencakup semua dimensi manusia, menjangkau semua kehidupan dunia dan akhirat, 

serta pengembangan daya hubungan dengan orang lain (relasi). Sedangkan ragam 

legasi dari Prof. Dr. Zakiah Daradjat sebagai bentuk modernisasi pendidikan Islam 

ialah: Zakiahmenitikberatkan Implementasi konsep pendidikan Islam dengan bantuan 

lingkungan pendidikan Islam. Hal ini dibuktikan dengan mewujudkan pembaruan 

dalam aspek lingkungan pendidikan Islam di antaranya, yaitu: pembentukan 

kepribadian muslim melalui lingkungan keluarga, penggagas psikologi agama dan 
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jurusan tadris di lingkungan perguruan tinggi Islam, serta melakukan sistem 

pendidikan di lingkungan madrasah. Adapun implementasi modernisasi pendidikan 

Islam yang dijalankan oleh Prof. Dr. Zakiah Daradjat ialah, program pendidikan anak 

usia dini (PAU) di lingkungan keluarga, peningkatan mutu pengelolaan dan akademik 

madrasah melalui status madrasah model, pelopor dijadikannya pendidikan agama 

sebagai mata pelajaran pokok di sekolah umum hingga perguruan tinggi, penuntasan 

kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam ujian guru agama (UGA), dan 

mendirikan yayasan perguruan Islam terpadu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan 

kehidupan manusia. Bagaimanapun sederhananya komunitas manusia, mereka tetap 

memerlukan pendidikan. Oleh karena itu, secara umum, kehidupan komunitas 

tersebut akan ditentukan oleh aktivitas pendidikan di dalamnya. Sebab, pendidikan 

secara alami sudah merupakan kebutuhan hidup manusia.1 Pendidikan jika ditelusuri 

lebih jauh dapat dimaknai sebagai segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya 

dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah 

kedewasaan. 

Dalam Islam, tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan adalah membentuk 

insan kamil, yakni manusia paripurna yang memiliki kecerdasan intelektual dan 

spiritual sekaligus. Tujuan seperti ini tidak mungkin bisa terwujud tanpa adanya 

sistem dan proses pendidikan yang baik. Oleh karena itu, para pakar pendidikan Islam 

kemudian mencoba merumuskan dan merancang bangunan pemikiran kependidikan 

Islam yang diharapkan mampu menciptakan manusia-manusia paripurna, yang akan 

mengemban tugas menyejahterakan dan memakmurkan kehidupan di muka bumi ini. 

Tanggung jawab pendidikan dalam Islam adalah dengan dilaksanakannya 

kewajiban mendidik. Pengertian mendidik atau pendidikan dalam pengertian yang 

umum yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi jasmaniah dan 

rohaniah anak atau seseorang untuk mendapatkan nilai-nilai dan norma-norma 

 

1Lihat Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 28. 



2 

 

tertentu. Kegiatan pendidikan tersebut dapat berlangsung dalam keluarga, sekolah, 

dan masyarakat. Dalam mencapai proses pendidikan Islam itu sendiri, lembaga 

pendidikan Islam mesti mengambil peran penting dalam mewujudkan cita-cita 

pendidikan Islam itu tersebut. Lembaga-lembaga itu yang ikut bertanggung jawab 

memberi pertolongan kepada seseorang dalam perkembangan rohani dan jasmaninya, 

agar mencapai tingkat kedewasaan dan mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya 

sebagai makhluk Allah, makhluk sosial, dan sebagai individu.2 

Setiap orang yang berada dalam lembaga pendidikan tersebut (keluarga, 

sekolah, dan masyarakat), pasti akan mengalami perubahan dan perkembangan 

menurut warna dan corak institusi tersebut. Berdasarkan kenyataan dan peranan 

ketiga lembaga ini, Ki Hajar Dewantara menganggap ketiga lembaga pendidikan 

tersebut sebagai Tri Pusat Pendidikan. Maksudnya, tiga pusat pendidikan yang secara 

bertahap dan terpadu mengemban suatu tanggung jawab pendidikan bagi generasi 

mudanya.3 Ketiga penanggung jawab ini dituntut melakukan kerja sama di antara 

mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan saling menopang 

kegiatan yang sama secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Dengan kata lain, 

perbuatan mendidik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak juga dilakukan oleh 

sekolah dengan memperkuatnya serta dikontrol oleh masyarakat sebagai lingkungan 

sosial anak. 

Sejalan dengan hal di atas, Zakiah kemudian muncul dengan membawa 

gagasan pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Beliau dengan gamblang 

 

2Lihat Djumransjah, Pendidikan Islam Menggali Tradisi Mengukuhkan Eksistensi (Malang: 

UIN Malang Press, 2007), h. 83. 

3Lihat Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 

37. 
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mengutarakan bahwa pendidikan Islam mencakup kehidupan manusia seutuhnya, 

tidak hanya memperhatikan segi akidah, ibadah, dan akhlak saja, melainkan juga jauh 

lebih luas dan lebih dalam daripada itu, pendidikan Islam dimulai dari keluarga 

(rumah) tempat anak-anak menerima pengaruh dari apa yang dilakukan oleh kedua 

orang tuanya dengan cara meniru dan menerima pelajaran.4 Dengan kata lain,  

pentingnya peran keluarga dalam hal yang paling dominan dalam proses perwujudan 

cita-cita pendidikan Islam. 

Orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas 

pendidikan anak-anaknya. Tanggung jawab pendidikan secara mendasar berada di 

pundak orang tua, apakah tanggung jawab pendidikan itu diakuinya secara sadar atau 

tidak, diterima sepenuh hati atau tidak, hal itu merupakan fitrah yang telah 

dikodratkan Allah swt. kepada setiap orang tua. Hal ini dijelaskan dalam QS al-

Tahrim/66: 6. 

مَلَائ كَة    عَلَيْهَا  جَارَة   وَالْح  النَّاس   وَق ود هَا  نَارًا  وَأهَْل يك مْ  أنَف سَك مْ  ق وا  آمَن وا  ينَ  الَّذ  يَاأيَ هَا 

ونَ    َ مَا أمََرَه مْ وَيَفْعَل ونَ مَا ي ؤْمَر  داَد  لََّّ يَعْص ونَ اللََّّ لَاظ  ش   غ 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.5 

 para orang tua dominan menyerahkan penanaman nilai-nilai pendidikan Islam  

kepada guru di sekolah dan para tokoh agama yang ada di masyarakat, sehingga 

peran keluarga mulai dikebelakangkan dan disepelekan. Mereka lebih mengutamakan 

 

4Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 35. 

5Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h. 

475. 
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karier dan pekerjaan mereka di luar rumah dibanding mengasuh anak-anaknya di 

rumah. Mereka melupakan kewajibannya sebagai sekolah pertama untuk anak-

anaknya. Hal ini dipertegas dengan banyaknya fenomena orang tua yang 

menyerahkan urusan pengasuhan anak-anak mereka kepada jasa asisten rumah 

tangga, pengasuh anak atau baby sitter yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan perilaku anak. 

Zakiah merupakan salah seorang psikolog muslim. Selain itu, dia pun 

memiliki perhatian yang luar biasa terhadap pendidikan Islam. Perhatiannya terhadap 

pendidikan Islam inilah yang memunculkan gagasan pembaruannya mengenai 

pendidikan Islam yang menitikberatkan pada penguatan lingkungan keluarga sebagai 

pendidik yang pertama dan utama dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka saya sebagai 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam sebuah 

karya tulis ilmiah yang berjudul “Modernisasi Pendidikan Islam dalam Pandangan 

Prof. Dr. Zakiah Daradjat”. 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 

1. Bagaimana konsep modernisasi pendidikan Islam dalam pandangan Prof. Dr. 

Zakiah Daradjat? 

2. Bagaimana ragam legasi dari Prof. Dr. Zakiah Daradjat sebagai bentuk 

modernisasi pendidikan Islam? 
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3. Bagaimana implementasi  modernisasi pendidikan Islam yang dijalankan oleh 

Prof. Dr. Zakiah Daradjat? 

C. Pengertian Judul 

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi 

ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian dari judul skripsi 

“Modernisasi Pendidikan Islam dalam Pandangan Prof. Dr. Zakiah Daradjat” dengan 

maksud agar pembahasan selanjutnya dapat terarah dan dapat diambil suatu 

pengertian yang lebih nyata. Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah 

sebagai berikut: 

1. Modernisasi 

Modernisasi atau pembaharuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

usaha memperbaiki keadaan sebelumnya, dari segi apapun untuk menuju keadaan 

yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

sedang dihadapi. 

2. Pendidikan Islam 

 Pendidikan Islam merupakan pembinaan iman dan amal seseorang agar 

mampu memiliki sikap serta tingkah laku pribadi muslim yang selaras dengan ajaran 

Islam serta mewujudkan kepada terciptanya kesejahteraan hidup, berdasarkan hukum-

hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian muslim yang utama menurut 

ajaran-ajaran Islam. 

3. Prof. Dr. Zakiah Daradjat 

 Nama aslinya adalah Zakiah Daradjat, ia lahir pada tanggal 6 November 

1929, di Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Kiah panggilan masa kecilnya. 
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Pendidikan awal yang pernah ditempuh oleh Zakiah, selagi Zakiah berada dekat 

dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya, yaitu jenjang pendidikan yang berawal 

dari sekolah Standard School Muhammadiyah Bukittinggi. Kemudian ke Kuliyatul 

Mubalighat Muhammadiyah Padang Panjang, tamat pada tahun 1947. Lalu, 

meneruskan ke SMA bagian B TDR (Ilmu Pengetahuan Alam) pemuda, Bukit tinggi, 

tamat tahun 1951. 

Zakiah bertekad meninggalkan kampung halamannya, pergi merantau ke 

Yogyakarta, untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Setamat Doktoral I, 

Fakultas Tarbiyah PTAIN Yogyakarta, Zakiah pun mendapat tawaran untuk 

melanjutkan studi di Mesir. Di Mesir Zakiah memasuki perguruan yang bernama "Ein 

Shams". Zakiah mengambil jurusan "Special Diploma for Education" Fakulty of 

Education Cairo dapat diselesaikannya dan tamat tahun 1958. Zakiah tidak berhenti 

sampai di situ saja, tetapi melanjutkan ke Magister Pendidikan Jurusan "Spesialisasi 

dalam Mental Hygiene" tamat pada tahun 1959. Terus sampai melanjutkan ke tingkat 

Doktor (Ph.D.) Pendidikan, jurusan  "Spesialiasi Psycho-Terapy", selesai pada tahun 

1964. 

 Kegiatan pengalaman kerja Zakiah selama di lingkungan Departemen Agama 

sebagai berikut: sebagai pegawai pada Perguruan Tinggi Agama dan Pesantren Luhur 

pada tahun 1964-1967, pada tahun 1967-1972 Zakiah diangkat sebagai Kepala Dinas 

Penelitian dan Kurikulum pada Direktorat Perguruan Tinggi Agama, pada tahun 

1972-1977, Zakiah menduduki posisi sebagai Direktur pada Direktorat Pendidikan 

Agama. Kemudian Zakiah diangkat lagi menjadi Direktur Direktorat Pembinaan 

Perguruan Tinggi Agama Islam, pada tahun 1977-1984. Pada tahun 1983, Zakiah 

diangkat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung R.I. 
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 Zakiah menjadi dosen luar biasa jurusan bidang studi "Kesehatan Mental" 

pelaksanaan tugas mengajarnya dari tahun 1965-1971 antara lain di IAIN Syarif 

Hidayatullah, Jakarta, IAIN ar-Raniry, Banda Aceh, IAIN Imam Bonjol, Padang, 

IAIN Raden Fatah, Palembang, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, dan 

Institut Teknologi Bandung (Studium General). Berikutnya, Zakiah melanjutkan 

mengajar menjadi Dosen luar biasa dalam bidang studi "Ilmu Jiwa Agama" yang 

pelaksanaannya dari tahun 1966-1972 antara lain di IAIN Syarif Hidayatullah, 

Jakarta, IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Universitas Islam Sumatera Utara, 

Medan, Pusat Pembinaan Mental, Angkatan Bersenjata R.I. 

 Mulai tahun 1969, Zakiah sebagai anggota Tim Penelaahan masalah Porno, 

Kejaksaan Agung, Jakarta. Pada tahun 1970-1971, kembali ia menjadi Dosen Luar 

Biasa, Pendidikan Agama, pada Akademi Ilmu Pemasyarakatan, di lingkungan 

Kehakiman. Pada tahun 1971 menjadi Dosen Luar Biasa di bidang studi Ilmu Jiwa 

Agama, pada IAIN Sunan Kalijaga, di Yogyakarta. Pada tahun 1972-1976, ia menjadi 

tenaga pengajar di bidang Falsafah Agama pada sekolah Guru Perawatan/Kebidanan 

dan Kesehatan masyarakat, di lingkungan Departemen Kesehatan Jakarta. Adapun 

karya-karya yang dituangkan dalam bentuk buku di antaranya adalah:  Ilmu Jiwa 

Agama, pendidikan agama dalam pembinaan mental, kesehatan mental, peranan 

agama dalam kesehatan mental, Islam dan kesehatan kental, dan masih banyak lagi. 

Kegiatan pengalaman kerja zakiyah dan kebijakan yang digagaskan 

dirangkum dalam tabel berikut :  

No Tahun Prestasi dan kebijakan yang dilakukan 

1.  1965 Mendapatkan penghargaan berupa “Medali Ilmu 

Pengetahuan” 

2.  1965-1971 Menjadi dosen luar biasa jurusan bidang studi “ 

kesehatan mental  “ di berbagai Perguruan Tinggi 
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Antara Lain Di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 

IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, IAIN Imam Bonjol, 

Padang, IAIN Raden Fatah, Palembang, Universitas 

Islam Sumatera Utara, Medan, Dan Institut Teknologi 

Bandung (Studium General) 

3.  1966-1972  Menjadi dosen luar biasa jurusan bidang studi “ ilmu 

jiwa agama “  antara lain IAIN Syarif Hidayatullah, 

Jakarta, IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 

Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Pusat 

Pembinaan Mental, Angkatan Bersenjata R.I 

4.  1964-1967 Diangkat Menjadi  Kepala Dinas Penelitian dan 

Kurikulum Perguruan Tinggi pada Direktorat 

Perguruan Tinggi Agama  

5.  1969 Sebagai anggota Tim Penelaahan masalah Porno, 

Kejaksaan Agung, Jakarta 

6.  1971 Menjadi Dosen Luar Biasa, Pendidikan Agama, pada 

Akademi Ilmu Pemasyarakatan, di Lingkungan 

Kehakiman 

7.  1972 -1977 Menjabat sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Agama 

Islam dan Menjadi Anggota MPR-RI Serta Menjadi 

Anggota Dewan Riset Nasional  

8.  1975  Membuat kebijakan pembaruan madrasah dalam Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri  yakni 

peningkatan penghargaan terhadap status madrasah, 

salah satunya dengan memberikan pengetahuan umum 

70 persen dan pengetahuan agama 30 persen 

9.  1972-1976  Membuat kebijakan dengan membuka jurusan tadris 

pada IAIN untuk mengatasi kekurangan guru bidang 

studi umum di madrasah-madrasah dan menyusun 

rencana pengembangan Perguruan Tinggi Agama 

Islam yang menjadi referensi bagi IAIN seluruh 

Indonesia 

10.  1977-1984 Menjabat Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi 

Agama Islam dan menyelesaikan kasus  ujian guru 

agama serta kasus  KKN 

11.  1983  Menjadi anggota dewa pertimbangan agung R.I 

12.  1978-1980 Menjadi anggota Komisi Pembaharuan Pendidikan 

Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

13.  1978-1982 Menjadi Dekan Fakultas Pasca-sarjana dan Pendidikan 
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Doktoral IAIN Yogyakarta 

14.  1982  Diangkat menjadi Guru Besar Luar Biasa, bidang studi 

Ilmu Jiwa Pendidikan IAIN Imam Bonjol, Padang, 

IAIN Raden Fatah, Palembang, dan IAIN Sultan Taha 

Saifuddin, Jambi 

15.  1995 Memperoleh Bintang Jasa Utama  dari pemerintah  

republik indonesia  

16.  1999 Memperoleh bintang jasa mahaputra utama  dari 

Pemerintah Rapublik Indonesia 

D. Tujuan Penelitian 

 Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pemikiran Prof. Dr. 

Zakiah Daradjat tentang Modernisasi Pendidikan Islam. Adapun tujuan yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui konsep modernisasi pendidikan Islam dalam pandangan 

Prof. Dr. Zakiah Daradjat. 

2. Untuk mengetahui ragam legasi dari Prof. Dr. Zakiah Daradjat sebagai bentuk 

modernisasi pendidikan Islam. 

3. Untuk mengetahui Implementasi modernisasi pendidikan Islam yang dijalankan 

oleh Prof. Dr. Zakiah Daradjat. 

E. Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk memperkaya dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan, terutama 

ilmu pengetahuan di bidang pendidikan Islam. 

2. Untuk membangkitkan kembali minat terhadap kajian-kajian ke Islaman, baik 

yang dikembangkan oleh para ulama klasik maupun sarjana-sarjana modern. 
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F. Kajian Pustaka  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian yang relevan bagi 

peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian tentang Modernisasi Pendidikan 

Islam dalam Pandangan Prof. Dr. Zakiah Daradjat. Adapun di antaranya ialah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Mawangir dengan judul “Zakiah Daradjat 

dan Pemikirannya tentang Peran Pendidikan Islam dalam Kesehatan Mental.” 

Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (library research) dengan 

pendekatan yang dipakai adalah pendekatan filosofis, dengan metode 

dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dengan teknik hermeunetika, 

abstraksi, induktif, dan heuristik untuk menganalisis data. Hasil dari penelitian 

ini, ditemukan pemikiran Zakiah Daradjat tentang peran pendidikan Islam 

dalam kesehatan mental. Pendidikan dalam pemahaman Zakiah mencakup 

kehidupan manusia seutuhnya, tidak hanya memperhatikan segi akidah, segi 

ibadah saja, ataupun segi akhlak. Tetapi jauh lebih luas dan lebih dalam 

daripada itu semua.6 Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian 

yang saya lakukan karena membahas tentang pendidikan Islam, tetapi berbeda 

pada objek kajiannya yang lebih mengkhusus terhadap proses pembaruan 

pendidikan Islam. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Khoiriah, dengan judul “Konsep 

Pendidikan Islam dalam Keluarga Perspektif Zakiah Daradjat”. Dalam 

kajiannya dilatarbelakangi bahwa pendidikan keluarga dapat dikembangkan 

 

6Muh Mawangir, “Zakiah Daradjat dan Pemikirannya tentang Peran Pendidikan Islam dalam 

Kesehatan Mental”,Skripsi  (Palembang: UIN Raden Fatah, 2015), h. 3. 
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dalam lingkungan keluarga dan sekolah serta hasil dari pendidikan itu dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Karena pendidikan keluarga merupakan 

pendidikan yang pertama dan utama, serta merupakan peletak fondasi awal dari 

watak dan pendidikan anak. Hasil Penelitian menunjukkan (1) Konsep 

pendidikan keluarga dapat dikembangkan dalam lingkungan keluarga dan 

sekolah serta hasil dari pendidikan itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan 

mereka. (2) Yaitu keluarga ikut serta berperan penting di dalam proses 

pembelajaran. Pendidikan yang diharapkan supaya anak mempunyai tingkah 

laku yang baik, akhlak yang terpuji. Tujuannya supaya mengetahui potensi dan 

akhlak yang dimilik anak didik.7 Penelitian tersebut memiliki persamaan 

dengan penelitian yang saya lakukan karena membahas tentang lingkungan 

pendidikan Islam, akan tetapi pada penelitian yang saya lakukan tidak 

mengkhusus kepada lingkungan keluarga saja, melainkan semua lingkungan 

pendidikan Islam. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Delia Delitri dengan judul “Konsep Pendidikan 

Islam dalam Keluarga Menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat”. Penelitian ini di 

latar belakangi saat ini banyak dari kalangan orang tua yang tidak menyadari 

peranan penting mereka sebagai sekolah pertama atau lembaga pendidikan 

pertama bagi anak. Penelitian ini termasuk ke dalam library research 

(penelitian kepustakaan) yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi 

yang terdapat dalam kepustakaan. Adapun sifat dari penelitian ini termasuk 

 

7Miftahul Khoriah, “Konsep Pendidikan Islam dalam Keluarga Perspektif Zakiah Daradjat”, 

Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016), h.8. 
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“Deskriptif Kualitatif”. Hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan 

konsep pendidikan Islam dalam keluarga menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat 

adalah: gagasan pemikiran pendidikan Islam menurut Zakiah Daradjat, konsep 

pendidikan Islam dalam keluarga dan komponen pendidikan Islam yang terdiri 

dari materi pendidikan Islam di antaranya yaitu: tauhid, ibadah, akhlak, dan 

sosial. Selanjutnya berkaitan dengan metode pendidikan Islam di antaranya 

yaitu: metode keteladanan, metode pembiasaan dan metode cerita. Dengan 

demikian anak akan mampu tumbuh dan berkembang dam mampu menghadapi 

tantangan zaman modern sekarang ini, serta mampu menjalani kehidupannya 

sebagai hamba Allah SWT.8 Penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian 

yang saya lakukan yang mengkaji tentang konsep pendidikan Islam, namun 

berbeda pada ruang lingkupnya yang membahas tentang konsep pembaruan 

pendidikan Islam. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dengan judul “Analisis konsep 

pendidikan Islam dalam keluarga dan sekolah perspektif Zakiah Daradjat”. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Dengan menekan pada kekuatan analisis data pada 

sumber-sumber data yang ada, sehingga hasil penelitian tidak berupa angka-

angka melainkan berupa interpretasi dan kata-kata.. Dalam hasil penelitian ini 

ditemukan bahwa terdapat tiga lingkungan yang bertanggung jawab dalam 

mendidik anak. Ketiga lingkungan yang bertanggung jawab tersebut adalah 

keluarga (kedua orang tua), sekolah (para guru), dan masyarakat (tokoh 

 

8Delia Delitri, “Konsep Pendidikan Islam dalam Keluarga Menurut Prof. Dr. Zakiah 

Daradjat”, Skripsi  (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 2. 
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masyarakat dan pemerintah) peran dan tanggung jawab dalam bidang 

pendidikan dari tiga lingkungan tersebut adalah keluarga memiliki tanggung 

jawab utama dan pertama dalam bidang pendidikan. Dan juga bahwasanya 

konsep pendidikan dalam keluarga dan sekolah dapat dikembangkan dalan 

lingkungan keluarga dan sekolah  serta hasil dari pendidikan itu dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan mereka.9 Penelitian tersebut memiliki 

persamaan dengan penelitian yang saya lakukan karena berbicara tentang 

kolaborasi lingkungan pendidikan , akan tetapi pada penelitian yang saya 

lakukan tidak mengkhusus kepada lingkungan keluarga dan sekolah saja, 

melainkan semua lingkungan pendidikan Islam termasuk lingkungan 

masyarakat 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian 

terdahulu di atas yaitu, terletak pada objek kajiannya, yaitu penulis mengkhususkan 

atau memberikan batasan masalah pembahasan pada modernisasi pendidikan Islam 

dalam pandangan Prof. Dr. Zakiah Daradjat. 

 

 

 

9Hanafi, “Konsep Pendidikan Islam dalam Keluarga Menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat”, 

Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), h. 4. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Modernisasi 

Secara etimologis pembaruan terjemahan dari modernasition yang dalam 

bahasa Indonesia berarti proses menjadi baru. Modernisasi atau pembaruan dapat juga 

berarti upaya menata kembali struktur-struktur sosial, politik, pendidikan dan 

keilmuan yang mapan dan ketinggalan zaman (out dated), termasuk struktur 

pendidikan Islam adalah bentuk pembaruan dalam pemikiran dan kelembagaan 

Islam.10 

Dapat dipahami bahwa arti modernisasi adalah usaha untuk mengubah sesuatu 

yang dianggap lama, usang dan diganti dengan sesuatu yang dianggap baru. Baru 

dalam arti sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi terbaru.  

Modern berarti suatu yang baru, sesuatu yang mutakhir. Atau dapat juga 

dikatakan sebagai sesuatu yang sesuai dengan waktu sekarang, atau waktu saat ini. 

Hal sesuai dengan pendapat Sidi Gazalba, As Hornby dan Tasman Yacub, Bahwa 

modernisasi berarti berhubungan dengan sesuatu yang baru. Hal ini diperjelas oleh 

pendapat Tasman Yaqub bahwa sesuatu dikatakan modern jika ada sesuatu itu 

merefleksi sesuatu yang baru, atau keberadaannya lebih baik, lebih maju dari keadaan 

sebelumnya.11 

 

10Lihat Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru 

(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1994), h. 34.  

11Lihat Tasman Ya’qub, Modernisasi Pemikiran Islam (Jakarta: The Minangkabau 

Foundation, 2000), h. 32. 
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Dapat dipahami bahwa modernisasi berimplikasi kepada pola pikir, 

pemahaman, penafsiran, pengkajian, penelitian, pemecahan dan lain sebagainya. 

Sehingga menghasilkan kemajuan baru yang sesuai, tepat guna dan berhasil guna. 

Dari istilah modern, muncul istilah-istilah lain, seperti modernisme, modernitas dan 

modernisasi, meskipun pengertiannya berbeda, tetapi karena masih dalam akar yang 

sama, maka pengertian yang di maksudnya tidak terlepas dari akar kata yang 

dikandungnya.12 

Pembaruan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dengan hidup dan penghidupan.13 Kata yang lebih dikenal dan lebih populer untuk 

pembaharuan ialah modernisasi. Dalam masyarakat barat kata modernisasi 

mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, 

adat istiadat, institusi-institusi lama dan sebagainya agar semua dapat disesuaikan 

dengan pendapat dan keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan ilmu pengetahuan 

modern. 

Senada dengan hal ini, pembaruan atau modernisasi Islam merupakan 

rasionalisasi pemahaman Islam dan kontekstualisasi nilai-nilai Islam ke dalam 

kehidupan. Sebagai salah satu pendekatan modernisasi Islam, rasionalisasi 

mengandung arti sebagai upaya menemukan substansi dan penanggalan lambang-

lambang, sedangkan kontekstualisasi mengandung arti sebagai upaya pengaitan 

substansi tersebut dengan pelataran sosial budaya tertentu dengan penggunaan 

lambang-lambang tersebut untuk membungkus kembali substansi tersebut. Dengan 

 

12Lihat Sholihan, Modernitas Posmodernitas dan Agama (Semarang: Walisongo Press, 2008), 

h. 56. 

13Lihat Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaruan Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012), h. 15.  
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ungkapan lain bahwa rasionalisasi dan kontekstualisasi dapat disebut sebagai proses 

substansi (pemaknaan secara hakiki etika dan moralitas) Islam ke dalam proses 

kebudayaan dengan melakukan desimbolisasi (penanggalan lambang-lambang) 

budaya asal (Arab), dan pengalokasian nilai-nilai tersebut ke dalam budaya baru 

lokal). Sebagai proses substansi pembaruan atau modernisasi Islam melibatkan 

pendekatan substantivistik, bukan formalistik terhadap Islam.14 

Pembaruan Islam dapat juga diartikan mengubah keadaan umat agar 

mengikuti ajaran yang terdapat di dalam al-Quran dan al- Hadis. Ini penting untuk 

dilakukan, karena telah ditemukan kesenjangan dalam kehidupan umat Muslim dari 

apa yang diajarkan oleh al-Quran dan al- Hadis, dengan kenyataan yang terjadi di 

masyarakat. Semisal, al-Quran mendorong umat agar menguasai pengetahuan modern 

serta teknologi secara seimbang, hidup bersatu rukun dan damai, bersikap dinamis, 

kreatif, inovatif, demokratis, terbuka, menghargai orang lain, menghargai waktu, 

mencintai kebersihan dan lain-lain. 

Namun pada kenyataannya, umat Islam menunjukkan keadaan yang berbeda. 

Sebagian besar umat Islam hanya menguasai pengetahuan agama sedangkan 

pengetahuan umum (modern) tidak dikuasainya, hidup dalam keadaan pertentangan 

dan peperangan, bersikap diktator, kurang menghargai waktu dan lain sebagainya. 

Keadaan yang demikian merupakan sikap dan pandangan hidup yang tidak sejalan 

dengan al-Quran dan al-Hadis. Sehingga perlu diperbarui, dengan kembali kepada 

jalan yang diisyaratkan dua sumber ajaran Islam tersebut. Maka, pembaruan Islam 

 

14Lihat Fauzi, Pembaharuan Islam; Memahami Makna, Landasan, dan Substansi Metode 

(Bandung: Medika Jaya, 2004), h. 3. 
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mengandung pemahaman mengembalikan sikap dan pandangan hidup umat Islam 

agar searah dan senafas dengan al-Quran dan al-Hadis.15 

Awal kemunculannya (zaman Rasulullah SAW), Islam menjadi objek 

gunjingan, fitnah, pelemahan, dan semacamnya, oleh umat lain. Setelah itu, ketika 

Islam berani terbuka dengan membuat peradaban di Madinah, posisi Islam lambat-

laun berubah dari objek menjadi subjek, hingga terus meningkat Islamisasi ini ke 

masa Khulafaur Rasyidin dan sesudahnya. Kemajuan Islam tidak hanya dalam bidang 

akidah, namun juga dalam peradaban lainnya seperti kebudayaan, pemerintahan, 

bahkan dalam bidang Iptek. Puncaknya pada masa Dinasti Abbasiyah, Islam menjadi 

kiblat Iptek dunia. Semua negara Barat belajar kepada Islam. Saat itu Islam benar-

benar mencapai puncak, menjadi subjek tunggal kemajuan. Namun, setelah itu Islam 

kembali menjadi objek dan terpuruk, di bawah dikte Barat, khususnya dalam 

perkembangan Iptek.  

B. Pendidikan Islam  

1. Pengertian Pendidikan Islam  

 Dalam bahasa Indonesia, kata pendidikan terdiri dari didik, sebagaimana 

dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal, cara dan 

sebagainya) mendidik.16 Pengertian ini memberi kesan bahwa kata pendidikan lebih 

mengacu kepada cara mendidik. Selain kata pendidikan, dalam bahasa Indonesia 

 

15Lihat Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 379. 

16Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. I; Jakarta: 

Balai Pustaka, 1991), h. 323. 
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terdapat pula kata pengajaran, sebagaimana dijelaskan Poerwadarminta berarti cara 

mengajar yang berarti memberi pengetahuan.17 

 Ditinjau dari segi istilah, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang 

dapat memberi kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan 

cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak 

kehidupannya. Nur Uhbiyanti menyatakan, pendidikan Islam adalah suatu sistem 

pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba 

Allah swt. Oleh karena itu, Islam menjadi pedoman seluruh aspek kehidupan manusia 

muslim baik di dunia maupun akhirat.18 Sedangkan menurut Drs. Ahmad Marimba, 

pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum 

agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran 

Islam. Dengan pengertian yang lain seringkali beliau mengatakan kepribadian utama 

dengan istilah kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama 

Islam.19 

Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada term 

al-tarbiyah, al-ta’lim dan al-ta’dib. Dari ketiga istilah tersebut term yang populer 

digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah term al-tarbiyah. Sedangkan term 

al-ta’dib dan al-ta’lim jarang digunakan.20 

Berikut ini akan dikemukakan 3 dari istilah tersebut. adapun penjelasannya 

sebagai berikut: 

 

17Lihat Poewardarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. XII; Jakarta: Balai Pustaka, 

1991), h. 250. 

18Lihat Nur Uhbiyanti, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 12. 

19Lihat Nur Uhbiyanti, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 5. 

20Lihat Abdul Halim, Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan Historis, Teori dan Praktek 

(Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 25.  
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a. Al-Tarbiyyah  

Kata al-Tarbiyyah dalam bahasa Arab, Rabba, yarbu, tarbiyyah, memiliki 

makna “tumbuh” “berkembang”, tumbuh (nasya’a) dan menjadi besar atau dewasa 

(tara’ra’a). Artinya, pendidikan (tarbiyah) merupakan usaha untuk menumbuhkan 

dan mendewasakan peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. 

Qurtubi mengatakan bahwa "Rabb" merupakan suatu gambaran yang diberikan 

kepada suatu perbandingan antara Allah sebagai pendidik dan manusia sebagai 

peserta didik. Allah mengetahui dengan baik kebutuhan-kebutuhan mereka yang 

dididik, sebab ia adalah pencipta mereka. Disamping itu pemeliharaan Allah tidak 

terbatas pada kelompok tertentu. Ia memperhatikan segala ciptaan-Nya. Karena itulah 

ia disebut Rabb al-'Alamin.21 Tarbiyah dapat juga diartikan dengan proses 

transformasi ilmu pengetahuan dari pendidik (rabbani) kepada peserta didik agar ia 

memiliki sikap dan semangat yang tinggi dalam memahami dan menyadari 

kehidupannya, sehingga terbentuk ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian yang 

luhur.22Sebagaimana yang terdapat dalam al-Isra>’/17: 24: 

نَ  مَا جَنَاحَ ٱلذ ل   م  يرً وَٱخۡف ضۡ لهَ  مَا كَمَا رَبَّيَان ي صَغ  ب   ٱرۡحَمۡه  حۡمَة  وَق ل رَّ    اٱلرَّ

Terjemahnya: 

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan 
dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana 
mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".23 

 

21Lihat Jamali Sahrodi, Membedah Nalar Pemikiran Islam; Pengantar ke Arah Ilmu 

Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), h. 42.  

22Lihat Abdul Mujib. Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2006), h. 

13. 

23Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h. 

215. 
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Berdasarkan ayat di atas, lafal tarbiyah dalam al-Qur’an dimaksudkan sebagai 

proses pendidikan. Namun makna pendidikan (tarbiyah) dalam Alquran tidak terbatas 

pada aspek kognitif berupa pengetahuan untuk selalu berbuat baik kepada orang tua 

akan tetapi pendidikan juga meliputi aspek afektif yang direalisasikan sebagai 

apresiasi atau sikap respek terhadap keduanya dengan cara menghormati mereka. 

Lebih dari itu konsep tarbiyah bisa juga sebagai tindakan untuk berbakti bahkan 

sampai kepedulian untuk mendoakannya supaya mereka mendapatkan rahmat dari 

Allah yang maha kuasa. 

Pada ayat kedua dikatakan bahwa pendidikan itu ialah mendidik, mengasuh 

juga hendak memberikan perlindungan dan rasa term tarbiyah dalam al-Qur’an tidak 

sekedar merupakan upaya pendidikan pada umumnya term itu menembus aspek etika 

religius. 

b. Al-Ta‘lim 

Al-Ta‘lim merupakan kata benda buatan (mashdar) yang berasal dari akar kata 

'allama. Istilah tarbiyyah diterjemahkan dengan pendidikan, sedangkan ta‘lim 

diterjemahkan dengan pengajaran.24 Dalam al Qur’an dinyatakan, bahwa Allah swt. 

mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sebagaimana firman Allah swt. 

dalam beberapa ayat al-Qur’an sebagai berikut: 

ي عَلَّمَ ب ٱلۡقَلَم    ٱلَّذ 

Terjemahnya: 

Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam.25 

a. Al-Ta’dib 

 

24Lihat Musthofa Rahman, Pendidikan Islam dalam Perspektif Al Qur’an, h. 60.  

25Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h. 

597. 
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Istilah ta’dib berasal dari akar kata addaba, yuaddibu, ta’diban yang 

mempunyai arti antara lain: membuatkan makanan, melatih akhlak yang baik, sopan 

santun, dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik. Kata addaba yang merupakan 

asal kata dari ta’dib disebut juga muallim, yang merupakan sebutan orang yang 

mendidik dan mengajar anak yang sedang tumbuh dan berkembang.26Ta'dib  

lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan sopan santun. Ta'dib yang seakar dengan 

adab memiliki arti pendidikan, peradaban atau kebudayaan. Artinya orang yang 

berpendidikan adalah orang yang berperadaban, sebaliknya, peradaban yang 

berkualitas dapat diraih melalui pendidikan.27 

Menurut Muhammad Naquib al-Attas, penempatan istilah al-ta’dib lebih 

cocok digunakan dalam diskursus pendidikan Islam dibandingkan dengan 

penggunaan term al-ta’lim dan al-tarbiyyah. Sebab bila dibandingkan ketiga kata 

tersebut, yaitu al-ta’lim, al-tarbiyyah dan al-ta’dīb, maka akan terdapat pengertian 

yang berbeda mengenai fokus yang ingin dicapai oleh subyek didik. Namun demikian 

ketiga pengertian di atas pada dasarnya saling berkaitan antara satu dengan yang 

lainnya.28 

Arti lebih luas tentang ta’dīb ini dijelaskan oleh Sayyed Muhammad an- 

Naquib al-Attas. Menurutnya, kata al-ta’dib adalah pengenalan dan pengakuan yang 

secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang 

 

26Lihat Munardji, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), h. 4-5. 

27Lihat Musthofa Rahman, Pendidikan Islam dalam Perspektif Al Qur’an, h. 17. 

28Lihat M. Al-Naquib al-Attas, The Concept of Education In Islam (Kuala Lumpur, Abim, 

1980), h. 25-30.  
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tepat dari segala sesuatu dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga 

membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan.29 

Dalam pandangan Prof. Dr. Zakiah Daradjat Pendidikan Islam adalah 

pendidikan  yang lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan 

terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain.30 

Pengertian pendidikan seperti yang lazim dipahami sekarang, belum terdapat di 

zaman nabi. Tetapi usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh nabi dalam 

menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi 

contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan 

lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim itu, 

telah mencakup arti pendidikan dalam pengertian sekarang.31 Dalam pengertian yang 

telah dikemukakan oleh Zakiah tersebut, mengindikasikan bahwa muara akhir dari 

segala proses pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian muslim yang hakiki. 

Syariat Islam kemudian tidak akan mampu dihayati dan diamalkan oleh 

individu apabila hanya diajarkan saja, tetapi lebih dari itu, setiap individu mesti 

dididik melalui proses pendidikan. Dalam pandangan Zakiah, pendidikan Islam itu 

lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam 

amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain. Di sisi lain, 

pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi juga praktis. Ajaran Islam 

tidak memisahkan antara iman dan amal saleh.32 Oleh karena itu, pendidikan Islam 

 

29Lihat Abdul Mujib.Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, h. 20.  

30Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta, Bumi Aksara, 2014), h.37. 

31Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta, Bumi Aksara, 2014), h.27. 

32Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta, Bumi Aksara, 2014), h.28. 
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merupakan kolaborasi antara pendidikan iman dan pendidikan amal, dan juga 

kolaborasi antara pendidikan individu dan pendidikan masyarakat. 

2. Tujuan Pendidikan Islam 

 Tujuan Pendidikan Sebagaimana yang tercermin dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional  no.20 tahun 2003 BAB II pasal 3 yang berbunyi: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”.33 

Dalam pandangan Zakiah Daradjat, mengemukakan empat macam tujuan 

pendidikan Islam yaitu tujuan umum, tujuan akhir, tujuan sementara dan tujuan 

operasional.34 Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum 

Tujuan Umum adalah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan 

pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan ini meliputi 

seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan 

dan pandangan. Tujuan umum ini berbeda pada setiap tingkat umur, kecerdasan 

situasi dan kondisi, dengan kerangka yang sama. Tujuan ini  berbentuk insan kamil, 

insan kamil artinya manusia utuh rohani dan jasmani dapat hidup berkembang secara 

 

33Depdiknas, UU No.2 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2006), h. 3.  

34Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam  ( Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 30. 
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wajar dan normal karena taqwanya kepada Allah SWT dengan pola takwa harus 

dapat tergambar pada individu yang sudah dididik, walaupun dalam ukuran kecil dan 

mutu yang rendah, sesuai dengan tingkat-tingkat tersebut.35 

Dalam implementasinya, tujuan umum pendidikan Islam harus dikaitkan pula 

dengan tujuan pendidikan nasional negara tempat pendidikan Islam itu dilaksanakan 

dan harus dikaitkan juga dengan tujuan institusional lembaga yang menyelenggarakan 

pendidikan itu.36 Tujuan umum tersebut tidak akan tercapai apabila tidak melalui 

proses pengajaran, pengalaman, pembiasaan, penghayatan dan keyakinan akan 

kebenarannya. 

b. Tujuan Akhir 

Pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuan akhirnya 

terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Tujuan umum yang 

berbentuk insan kamil dengan pola takwa dapat mengalami perubahan naik turun, 

bertambah dan berkurang dalam perjalanan hidup seseorang. Perasaan, lingkungan 

dan pengalaman dapat mempengaruhinya, Karena itulah pendidikan Islam itu berlaku 

selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, memelihara dan 

mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai. Tujuan akhir pendidikan 

Islam itu dapat dipahami dalam firman Allah swt. QS Ali ‘Imran/3: 102: 

سۡلِمُون    ي     أ نتمُ مُّ لَ  ت مُوتنَُّ إِلََّ و  قَّ تقُ اتِهِۦ و  نوُاْ ٱتَّقوُاْ ٱللََّّ  ح  ام  ا ٱلَّذِين  ء   أ يُّه 

Terjemahnya: 

 

35Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam  ( Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 31. 

36Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam  ( Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 31. 
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Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa 
kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan 
beragama Islam.37 

 Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah SWT sebagai muslim yang 

merupakan ujung dari takwa sebagai akhir dari proses hidup jelas berisi kegiatan 

pendidikan. Inilah akhir dari proses pendidikan itu yang dapat dianggap sebagai 

tujuan akhirnya. Insan kamil yang mati dan akan menghadap Allah SWT merupakan 

tujuan akhir dari proses pendidikan Islam. 

 

c. Tujuan Sementara 

Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi 

sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan 

formal. Tujuan operasional dalam bentuk tujuan instruksional yang dikembangkan 

menjadi tujuan umum dan khusus. Pada tujuan sementara bentuk insan kamil dengan 

pola takwa sudah kelihatan meskipun dalam ukuran sederhana, sekurang-kurangnya 

beberapa ciri pokok sudah kelihatan pada pribadi anak didik.38 Tujuan pendidikan 

Islam seolah-olah merupakan suatu lingkaran yang pada tingkat paling rendah, 

mungkin merupakan suatu lingkaran kecil. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, 

lingkaran tersebut semakin besar. Tetapi sejak dari tujuan pendidikan permulaan, 

bentuk lingkarannya sudah harus kelihatan. Bentuk lingkaran inilah yang 

menggambarkan insan kamil itu. Di sinilah perbedaan yang mendasar bentuk tujuan 

pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan lainnya. 

d. Tujuan Operasional 

 

37Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h. 

98. 

38Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam  ( Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 32. 
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Tujuan operasional adalah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah 

kegiatan pendidikan tertentu. Dalam tujuan operasional ini lebih banyak dituntut dari 

anak didik suatu kemampuan dan keterampilan tertentu. Sifat operasionalnya lebih 

ditonjolkan dari sifat penghayatan dan kepribadian.39 Untuk tingkat yang paling 

rendah, sifat yang berisi kemampuan dan keterampilanlah yang ditonjolkan. 

Misalnya, si anak dapat berbuat, terampil melakukan, lancar mengucapkan. Pada 

tahap ini kemudian, kemampuan dan keterampilan yang dituntut pada anak didik 

mulai menuju scara berangsur-angsur kepada tingkatan insan kamil paripurna. 

3. Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yakni di antaranya: Tauhid (keimanan), 

ibadah, akhlak, kemasyarakatan (sosial).40 Adapun penjelasannya adalah sebagai 

berikut.  

a. Keimanan  

Iman merupakan salah satu fondasi utama dalam ajaran Islam, yang sering 

disebut dengan rukun iman. Ada tiga unsur pokok yang terkandung dalam makna 

kata “iman”, yakni: keyakinan, ucapan dan perbuatan. Ini menandakan bahwa iman 

tidak hanya cukup sebatas meyakini saja, tetapi mesti diaplikasikan dengan 

perbuatan. 

Begitu pula halnya dengan pendidikan keimanan, tidak hanya ditempuh 

melalui hubungan antara hamba dan pencipta-Nya secara langsung, tetapi juga 

melalui interaksi hamba dengan berbagai fenomena alam dan lapangan kehidupan, 

 

39Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam  ( Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 33. 

40Lihat Zulkarnain, Transformansi Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2008), h. 26-29.  
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baik sosial maupun fisik. Sehingga dengan demikian maka iman mesti diwujudkan 

dengan amal saleh dan akhlak yang luhur. Dan bagi orang yang tidak mengerjakan 

amal saleh dan tidak berakhlak Islam adalah termasuk orang yang kafir dan 

mendustakan agama. Jadi keimanan merupakan rohani bagi individu sebagai salah 

satu dimensi pendidikan Islam yang tidak hanya ditempuh melalui hubungan antara 

hamba dan penciptanya.41 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pendidikan keimanan merupakan 

bagian dasar dalam pendidikan Islam yang melandasi semua bagian lainnya, dan juga 

merupakan poros pendidikan Islam yang menuntun individu untuk merealisasikan 

ketakwaan di dalam jiwanya. 

b. Ibadah 

Ibadah dalam pelaksanaannya bisa dilihat dari berbagai macam pembagian 

diantaranya dari segi umum dan khusus. 

1) Ibadah Umum, yaitu semua perbuatan dan pernyataan baik, yang dilakukan 

dengan niat yang baik semata-mata karena Allah. Sebagai contoh makan 

minum dan bekerja, apabila dilakukan dengan niat untuk menjaga dan 

memelihara tubuh, sehingga dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. 

2) Ibadah Khusus, yaitu ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan nas. 

Secara khusus, ibadah ialah perilaku manusia yang dilakukan atas perintah 

Allah swt. dan dicontohkan oleh Rasulullah saw., seperti salat, zakat, puasa dan lain-

lain.   

 

41Lihat Hery Noer Aly.Muzier, Watak Pendidikan Islam (Jakarta: Friska Agung Insani, 2003), 

h. 69-73.  
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Ibadah yang dikerjakan oleh manusia harus didasari dengan keikhlasan, 

ketulusan hati dan dilaksanakan karena Allah swt. Menyembah Allah swt. berarti 

memusatkan penyembahan kepada Allah semata-mata, tidak ada yang disembah dan 

mengabdikan diri kecuali kepada-Nya. Pengabdian berarti penyerahan mutlak dan 

kepatuhan sepenuhnya secara lahir dan batin bagi manusia kepada Allah swt. Jadi 

beribadah berarti berbakti sepenuhnya kepada Allah swt. yakni untuk mencapai 

tujuan hidup (hasanah di dunia dan hasanah di akhirat).42 Dengan demikian ibadah 

dapat dikatakan sebagai alat berinteraksi kepada Allah swt. yang digunakan oleh 

manusia dalam rangka memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri kepada Allah. 

c. Akhlak  

Akhlak berasal dari kata bahasa Arab yaitu “akhlaq”, yang jamaknya ialah 

“khuluq” yang berarti perangai, budi, tabiat, adab.43 Ibn Maskawaih seorang pakar 

bidang akhlak terkemuka menyatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam 

jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan. Begitu pula halnya dengan Al-Ghazali menyatakan bahwa akhlak 

adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan 

dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.44 Jadi 

akhlak merupakan sifat yang sudah tertanam dalam diri seseorang yang menimbulkan 

suatu perbuatan, yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. 

Berkaitan dengan pendidikan Islam akhlak merupakan hal yang terpenting, 

karena akhlak merupakan bagian utama dari tujuan pendidikan Islam. Uhbiyati 

 

42Lihat Nasruddin Razak, Dienul Islam; Penafsiran Kembali Islam sebagai Suatu Aqidah dan 

Way of Life (Bandung: Al Ma’arif, 1989), h. 44-45.  

43Lihat Kahar Masyur, Membina Moral dan Akhlak (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 11.  

44Lihat Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3.  



28 

 

menyatakan bahwa, pendidikan Islam ialah menanamkan akhlak yang mulia di dalam 

jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan 

nasehat.45 Pendidikan akhlak dalam Islam yang tersimpul dalam prinsip “berpegang 

kepada kebaikan dan kebajikan serta menjauhi keburukan dan kemungkaran”, 

berhubungan erat dengan upaya mewujudkan tujuan besar pendidikan Islam, yaitu 

ketakwaan, ketundukan, dan beribadah kepada Allah.46 

d. Sosial  

Menurut Abdul Hamid al- Hasyimi Pendidikan sosial adalah bimbingan orang 

dewasa terhadap anak dengan memberikan pelatihan untuk pertumbuhan kehidupan 

sosial dan memberikan macam-macam pendidikan mengenai perilaku sosial dari 

sejak dini, agar hal itu menjadi elemen penting dalam pembentukan sosial yang 

sehat.47  Pendidikan sosial dalam Islam menanamkan orientasi dan kebiasaan sosial 

positif yang mendatangkan kebahagiaan bagi individu, kekokohan keluarga, 

kepedulian sosial, antara anggota masyarakat, dan kesejahteraan umat manusia. Di 

antara kebiasaan dan orientasi sosial tersebut ialah pengembangan kesatuan 

masyarakat, persaudaraan seiman, kecintaan insani, saling tolong menolong, 

kepedulian, musyawarah, keadilan sosial dan perbaikan di antara manusia.48 Dengan 

demikian dapat dikatakan juga bahwa pendidikan sosial merupakan aspek penting 

dalam pendidikan Islam, karena manusia sudah fitrahnya merupakan makhluk sosial. 

 

45Lihat Nur Uhbiyanti, Ilmu Pendidikan Islam, h. 10.  

46Lihat Hery Noer Aly.Muzier, Watak Pendidikan Islam, h. 90. 

47Lihat Abdul Hamid al-Hasyimi, Mendidik Ala Rasulullah (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), h. 

17  

48Lihat Aly. Munzier,Watak Pendidikan Islam., h. 101  
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Manusia tidak akan bisa hidup tanpa orang lain, tanpa lingkungan dan alam 

sekitarnya.   
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4. Tanggung Jawab Pendidikan dalam Islam 

Tanggung jawab pendidikan diselenggarakan dengan kewajiban mendidik. 

Secara umum mendidik ialah membantu anak didik di dalam perkembangan dari 

daya-dayanya dan di dalam penetapan nilai-nilai. Bantuan atau bimbingan itu 

dilakukan dalam pergaulan antara pendidik dan peserta didik dalam situasi 

pendidikan yang terdapat dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, maupun 

masyarakat. Secara umum yang mempunyai domain mendidik dalam Islam adalah 

pendidik dari masing-masing lingkungan pendidikan. Dalam lingkungan keluarga ada 

orang tua, di lingkungan sekolah terdapat guru, dan di lingkungan masyarakat adalah 

para tokoh dan pimpinan dalam masyarakat. Berikut akan dijelaskan mengenai 

tanggung jawab dari para pendidik tersebut. 

a. Orang Tua 

Orang tua merupakan pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak 

mereka. Dikatakan pertama dan utama karena dari merekalah anak mula-mula 

menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat 

dalam kehidupan keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan 

berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan 

mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan 

kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud 

berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh secara timbal balik antara orang tua 

dan anak. 

Orang tua atau ayah dan ibu memegang peranan yang penting dan amat 

berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Dikatakan memegang peranan penting 

karena tanggung jawabnya yang sangat berat, di antaranya yaitu: memelihara dan 
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membesarkan anak, melindungi dan menjamin kesamaan, memberi pengajaran, serta 

membahagiakan anak baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan melihat 

tanggung jawab tersebut, maka tanggung jawab pendidikan itu pada dasarnya tidak 

bisa dipikulkan kepada orang lain, sebab guru dan pimpinan dalam masyarakat 

misalnya, hanyalah merupakan keikutsertaan. Dengan kata lain, tanggung jawab 

pendidikan yang dipikul oleh para pendidik selain orang tua adalah pelimpahan dari 

tanggung jawab orang tua yang karena satu dan lain hal tidak mungkin melaksanakan 

pendidikan anaknya secara sempurna.49 

b. Guru 

Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah 

merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang 

terpikul di pundak para orang tua. Beban berat yang diperhadapkan kepada guru 

tatkala memikul tanggung jawab mendidik di sekolah yaitu menghadapi berbagai 

macam karakter anak dari keluarga yang berbeda-beda. Oleh karena tugas menjadi 

guru tidak ringan, maka terdapat syarat-syarat yang kemudian harus dipenuhi yaitu, 

takwa kepada Allah swt., berilmu, sehat jasmani dan rohani, serta berakhlak mulia.50 

Guru juga dikatakan sebagai pendidik karena profesi. Dengan profesi itu kemudian 

guru memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendidik. Adapun tanggung jawab 

atau tugas dari seorang guru secara umum adalah mentransfer pengetahuan, 

membentuk sikap dan kepribadian, serta memberikan keterampilan.  

 

49Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam  ( Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 38. 

50Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam  ( Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 41. 
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c. Masyarakat 

Masyarakat turut serta memikul tanggung jawab pendidikan. Secara sederhana 

masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat 

oleh kesatuan negara, kebudayaan dan agama. Setiap masyarakat mempunyai cita-

cita, peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu. Masyarakat memiliki 

pengaruh yang amat besar terhadap pendidikan anak, terutama para pemimpin 

masyarakat atau penguasaan yang ada di dalamnya. 

Pemimpin masyarakat muslim tentu saja menghendaki agar setiap anak 

dididik menjadi anggota yang taat dan patuh menjalankan agamanya, baik dalam 

lingkungan keluarga dan anggota masyarakat yang lain. Peran dari pemimpin, dalam 

hal ini tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda adalah memberikan 

teladan dan motivasi kepada peserta didik. Di samping para tokoh-tokoh tersebut, 

sinergitas bersama seluruh lapisan masyarakat tentunya sangat diharapkan untuk 

menghadirkan lingkungan pendidikan yang sejalan dengan tujuan pendidikan Islam. 

Dengan demikian, tanggung jawab pendidikan pada hakikatnya merupakan tanggung 

jawab moral dari setiap orang dewasa baik sebagai perseorangan maupun sebagai 

kelompok sosial.51 

5. Metode Pendidikan Islam 

 Dalam bahasa arab kata metode diungkapkan dalam berbagai kata. Terkadang 

digunakan kata at-taṣ riqah, manhaj, dan al-wasilah. at-taṣ riqah berarti jalan, 

manhaj berarti sistem, dan al-wasilah berarti perantara atau mediator.52 Menurut Nur 

 

51Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam  ( Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 45. 

52Lihat Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), h. 

144. 
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Uhbiyati dalam pendidikan Islam, metode yang dapat digunakan di antaranya yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pendidikan dengan menggunakan metode teladan. 

b. Pendidikan melalui nasehat. 

c. Pendidikan melalui hukuman. 

d. Pendidikan melalui cerita-cerita. 

e. Pendidikan melalui kebiasaan. 

f. Pendidikan melalui menyalurkan bakat. 

g. Pendidikan melalui peristiwa-peristiwa.53 

 Berdasarkan beberapa metode di atas, menurut penulis yang benar-benar 

harus ditekankan yang pertama yaitu keteladanan. Karena dengan keteladanan yang 

dicontohkan oleh sang pendidik, maka peserta didik akan cepat bahkan akan langsung 

mempraktikkan apa yang mereka lihat. Keteladanan itu dapat dilihat dalam diri 

Rasulullah dengan mengikuti ajaran Alquran dan sunah Rasulullah saw. Hal ini 

sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Ahzab/33: 21: 

َ    ٞ  لَّقَدۡ كَانَ لكَ مۡ ف ي رَس ول  ٱللََّّ  أ سۡوَة  حَسَنَة رَ وَذكََرَ ٱللََّّ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلْۡخٓ   َ واْ ٱللََّّ ل  مَن كَانَ يَرۡج 

 ا  ٞ  كَث ير

Terjemahnya: 

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi yang mengharapkan (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 
dan yang banyak mengingat Allah.54 

Ayat ini merupakan dasar peneladanan kepada nabi Muhammad SAW dalam 

bertutur kata, berperilaku dan bersikap. Ayat ini adalah penegasan bahwa nabi 

 

53Lihat Nur Uhbiyanti, Ilmu Pendidikan Islam, h. 134-140. 
54 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah. (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 

h. 420. 
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Muhammad SAW adalah teladan terbaik yang harus diikuti oleh orang-orang 

beriman. 

C. Biografi Prof. Dr. Zakiah Daradjat 

Zakiah Daradjat dilahirkan di Ranah Minang, tepatnya di kampungkota 

Merapak kecamatan Ampek Angkek, Bukit tinggi, Sumatera Barat, pada 6 November 

1929, Kiah panggilan masa kecilnya. Ayahnya bernama H. Daradjat Husain, yang 

memiliki dua istri. Dari istrinya yang pertama, Rafi‟ah, ia memiliki enam anak, dan 

Zakiah adalah anak pertama dari keenam saudara. Sedangkan dari istrinya yang 

kedua, Hj. Rasunah, ia di karunai lima orang anak.55 

H. Daradjat yang bergelar Raja Ameh (Raja Emas) dan Rafi‟ah binti Abdul 

karim, sejak kecil tidak hanya dikenal rajin beribadah, tetapi juga tekun belajar. 

Keduanya dikenal aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ayahnya dikenal aktif di 

Muhammadiyah sedangkan ibunya aktif di Partai Sarekat Islam (PSII). Seperti 

diketahui kedua organisasi tersebut menduduki posisi penting dalam dinamika Islam 

di negeri ini. Sebagaimana umumnya masyarakat Padang, kehidupan keagamaan 

mendapat perhatian serius di lingkungan keluarganya. Keluarga Zakiah Daradjat 

sendiri, seperti diakuinya, bukan dari kalangan ulama atau pemimpin agama. Kakek 

Zakiah dari pihak ayah menjabat sebagai tokoh adat di Lembah Tigo Patah Ampek 

Angkek Candung. Kampung kota Merapak pada dekake 30-an dikenal sebagai 

kampung yang religius. Zakiah menuturkan, “Jika tiba waktu salat, masyarakat 

kampung saya akan meninggalkan semua aktivitasnya dan bergegas pergi ke masjid 

 

55Lihat Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 233. 
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untuk menunaikan kewajibannya sebagai muslim.” Pendeknya, suasana keagamaan di 

kampung itu sangat kental. 

Pendidikan Prof. Dr. Zakiah Daradjat diawali periode 1944 dengan 

menamatkan pendidikan di Standar School (SD) Muhammadiyah yang masuk pagi, 

sementara sorenya mengikuti Sekolah Diniyah (SD khusus agama), setelah 

menamatkan, beliau melanjutkan pendidikan pada Kulliyatul Muballighah di Padang 

Panjang, lalu setelah itu melanjutkan ke tingkat SMP dan lulus pada tahun 1947.  Dan 

pada tahun 1951  beliau lulus dari SMA di Bukit Tinggi. Pada tahun 1951, Prof. Dr. 

Zakiah Daradjat melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Tarbiyah di PTAIN 

Yogyakarta dan menyelesaikan lima tahun dengan gelar Doktoral Satu (BA) pada 

tahun 1956. 

Setelah Prof. Dr. Zakiah Daradjat  mencapai tingkat Doktoral satu (BA), 

beliau mendapatkan beasiswa dari Departemen Agama untuk melanjutkan studi  di 

Ein Shame University Cairo Mesir. Dan kesempatan ini tidak beliau sia-siakan, 

terbukti dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1958 berhasil menyelesaikan program 

Ein shame university.  Dan berhasil meraih gelar MA dengan Thesis tentang Problem 

Remaja dengan Spesialisasi Mental Hygine dari Universitas ‘Ains Shams.  Selama 

menempuh S2 inilah beliau mulai mengenal klinik kejiwaan.  Beliau bahkan sudah 

sering berlatih praktik konsultasi psikologi di klinik Universitas. 

Dalam kalangan pemikir Islam Indonesia, beliau termasuk salah seorang  

generasi pertama Indonesia “dari kalangan santri”  yang berhasil meraih gelar sarjana 

di luar negeri dalam bidang psikologi. Di antara jabatan penting yang pernah 

dijabatnya yaitu : Direktur Direktorat  Perguruan Tinggi Agama Islam tahun 1972-

1984, Anggota Dewan Pertimbangan Agung tahun 1983-1988, Direktur Pasca 
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Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak 1986. Sebagai seorang intelektual 

yang agamis beliau mempunyai komitmen serta pengetahuan keislaman yang 

memadai.  Hal ini tampak dalam pandangan-pandangannya dalam berbagai ceramah, 

diskusi dan seminar, juga dituliskan di berbagai media massa, di samping pada 

berbagai aktivitasnya dan pada berbagai jabatan yang pernah diembannya, yang 

selalu mengeluarkan ide-ide yang bersifat religius.56 

Dari sekian banyak kiprahnya dalam berbagai kegiatan, kehadiran Prof. Dr. 

Zakiah Daradjat tampaknya lebih dikenal dan tak bisa  lepas dari psikologi agama 

atau kesehatan mental.  Kesehatan mental dan psikologi agama adalah disiplin ilmu 

yang keahliannya ditekuni dan disosialisasikannya secara konsisten, tak kenal lelah 

dan bosan melalui berbagai media; buku, artikel, makalah, diskusi atau seminar, juga 

melalui ceramah di berbagai forum, kemudian melalui radio dan televisi, serta dalam 

mengajar di berbagai lembaga pendidikan. Prof. Dr. Zakiah Daradjat adalah orang 

yang pertama kali merintis dan memperkenalkan psikologi agama di lingkungan 

Perguruan Tinggi Islam di Indonesia.  Buku karangan beliau bukan saja menjadi 

bacaan wajib di perguruan tinggi terutama mengenai Pendidikan Agama dan 

Psikologi Agama, tetapi juga menjadi rujukan bagi kalangan perguruan tinggi, para 

pendidik, dan pengambil kebijakan di bidang pendidikan dan sosial keagamaan 

bahkan menjadi bacaan populer masyarakat umum.57 

 

56Lihat Arif Subhan, “Prof. Dr. Zakiah Daradjat Membangun Lembaga Pendidikan Islam 

Berkualitas”, dalam “Perkembangan Psikologi Agama dan Pendidikan Islam di Indonesia : 70 Tahun 

Prof. Dr. Zakiah Daradjat”, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 4. 

57Lihat Dadang Hawari, “Agama, Psikiater dan Kesehatan Jiwa (Refleksi atas pemikiran 

Zakiah Daradjat (Jakarta: Bumi Aksara: 2002). h. 134. 
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Sebagai salah seorang intelektual dan pemikir Islam di Indonesia beliau 

banyak mengadakan penelitian tentang psikologi Islam dan pembinaan Pendidikan 

agama di Indonesia. Adapun di antara hasil karya dan terjemahan beliau adalah :  

1. Remaja Harapan dan Tantangan.  

2.  Peranan Agama dalam Kesehatan Mental.  

3. Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia.  

4. Ilmu Pendidikan Islam.  

5. Ilmu Jiwa Agama.  

6. Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah.  

7. Pendidikan Agama dalam Pendidikan Mental.  

8. Problema Remaja di Indonesia.  

9. Pendidikan Orang Dewasa.  

10. Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga.  

11. Perawatan Jiwa Untuk Anak-anak.  

12. Pokok-pokok Kesehatan Jiwa/Mental, Jilid 1 dan 2 (terjemahan dari kitab: 

Ushusus Shihah An-Nafsiyah, oleh Prof Dr. Abdul Aziz el-Qudsy). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian eksplorasi deskriptif, maka 

metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan metode sebagai 

berikut: 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplorasi deksriptif, karena 

data yang diteliti berupa fenomena atau konsep pemikiran tokoh yang dibuktikan 

melalui naskah-naskah atau buku-buku, atau literatur lainnya yang bersumber dari 

khazanah kepustakaan.58 

B. Jenis Pendekatan  

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis 

filosofis terhadap pemikiran seorang tokoh dalam waktu tertentu di masa lewat, serta 

metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah (historical approach).59 

Historical approach atau pendekatan sejarah ialah penelaahan dokumen serta 

sumber-sumber lain yang berisi informasi yang lampau dan dilaksanakan secara 

sistematis, dengan mempelajari sesuatu yang lampau supaya dapat memahami 

keadaan, praktik pendidikan dengan lebih baik dan selanjutnya dapat memecahkan 

permasalahan yang timbul dengan mengacu pada pengalaman yang lama.60  

 

58Lihat M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 54. 

59Lihat Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. VII; Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 

252. 

60Lihat Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, h. 253. 
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C. Sumber Data  

Dalam mengumpulkan data mengenai modernisasi pendidikan Islam dalam 

pandangan Zakiah Daradjat, sumber yang dijadikan bahan penelitian adalah buku-

buku karya Zakiah Daradjat sendiri, buku karya murid-muridnya, buku karya orang-

orang terdekat, buku karya orang lain yang relevan dengan pembahasan dan beberapa 

pembahasan jurnal, majalah, dan buletin. Oleh karena itu, penulis menggunakan data 

primer dan data sekunder. Adapun di antaranya ialah sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung berkaitan dengan objek 

riset. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah  isi dan kandungan buku-

buku yang ditulis langsung oleh Zakiah Daradjat, Di antara buku yang ditulis 

langsung oleh Zakiah adalah: Ilmu pendidikan Islam, metodik khusus pengajaran 

agama Islam, ilmu jiwa agama, dan masih banyak lagi. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi 

data-data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan pustaka 

yang memiliki kajian yang sama, yang dihasilkan oleh pemikir yang lain, yang 

berbicara tentang gagasan Zakiah Daradjat. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data penulisan skripsi ini adalah 

metode kutipan langsung dan tidak langsung. Metode kutipan langsung merupakan 

pernyataan atau kalimat yang ditulis dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami 

perubahan sedikit pun. Dalam metode tersebut tidak diperkenankan untuk mengubah 
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atau menghilangkan apa pun dari pernyataan yang diambil. Bahan yang dikutip harus 

ditulis ulang secara tepat seperti apa adanya sesuai sumber, termasuk ejaannya. 

Metode kutipan tidak langsung merupakan pernyataan atau kalimat yang 

hanya mengambil inti sari atau pokok pikiran dari pendapat yang dikutip. Dalam 

kutipan ini, pengutip diperbolehkan mengubah kalimat gagasan penulis dengan 

bahasa pengutip dengan syarat tidak mengubah makna dari gagasan tersebut.61 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap terpenting dari sebuah penulisan. Sebab, pada 

tahap ini dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan 

sebuah penyampaian yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab persoalan-

persoalan yang telah dirumuskan.  

Secara definitif, analisis data merupakan proses pengorganisasian dan 

pengurutan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirumuskan oleh 

data. Adapun bentuk teknik analisis data yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Analisis Deskriptif  

Metode analisa deskriptif yaitu usaha utuk mengumpulkan dan menyusun 

suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.62 Pendapat ini 

diperkuat oleh Lexy J. Moleong, analisa data deskriptif tersebut adalah data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar bukan dalam bentuk angka-angka. Hal ini 

 

61Kurniadi,“ Pengertian, Jenis, Contoh Kutipan Langsung dan Tidak Langsung” blog 

Kurniadi. http://istigfarahmq.wordpress.com/ (24 November 2018) 

62Lihat Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 207. 
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disebabkan oleh adanya Implementasi metode kualitatif, selain itu semua yang 

dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.63 

Penelitian deskriptif ini digunakan untuk berupaya memecahkan atau 

menjawab persoalan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, dilakukan dengan 

menempuh langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, analisis data, memuat 

kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran suatu 

keadaan secara obyektif dalam deskriptif situasi.64 Dengan demikian, laporan 

penelitian akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data untuk memberi 

gambaran penyajian laporan tersebut, kemudian peneliti menyimpulkan dari masing-

masing kutipan data yang diambil dari sumber data tersebut.  

 

63Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 6. 

64Lihat Muhammad Ali, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 120. 
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2. Metode Analisis Isi (Content Analysis) 

Analisis isi yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi, yakni 

menganalisis dan menerjemahkan apa yang telah disampaikan oleh pakar, baik 

melalui tulisan atau pesan yang berkenaan dengan apa yang dikaji. Dalam upaya 

menampilkan analisis ini harus memenuhi tiga kriteria, obyektif, pendekatan 

sistematis, dan generalisasi, kemudian analisis harus berlandaskan aturan yang 

dirumuskan secara eksplisit.65 

Menurut Weber, Content Analysis adalah metodologi yang memanfaatkan 

seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah dokumen, 

sedangkan menurut Hostli bahwa Content Analysis adalah teknik apapun yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik 

pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.66 

Di samping itu dengan cara analisis isi dapat ditemukan di antara satu buku 

dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu 

penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai 

sasaran sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok 

masyarakat tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh dikategorikan 

dengan memilah data tersebut. Sebagai syarat yang dikemukakan oleh Noeng Muhajir 

tentang Content Analysis yaitu, objektif, sistematis, dan general.67 

Fokus penelitian deskriptif analisis adalah berusaha mendeskripsikan, 

membahas, dan mengkritik gagasan primer yang selanjutnya dikonfrontasikan dengan 

 

65Lihat Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 

h. 68. 

66Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 20. 

67Lihat Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 69. 
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gagasan primer yang lain dalam upaya melakukan studi yang berupa hubungan, dan 

pengembangan model. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Konsep Modernisasi Pendidikan Islam dalam Pandangan Prof. Dr. Zakiah 

Daradjat 

 Pendidikan Islam dalam pemahaman Zakiah mencakup kehidupan manusia 

seutuhnya, tidak hanya memperhatikan segi akidah saja, juga tidak memperhatikan 

segi ibadah saja, tidak pula segi akhlak saja. Akan tetapi jauh lebih luas dan lebih 

dalam daripada itu semua. Dengan kata lain, bahwa pendidikan Islam harus 

mempunyai perhatian yang luas dari ketiga segi di atas. Hal ini menjadi titik tekan, 

sebab proses pendidikan nasional pada umumnya dan pendidikan Islam khususnya 

memberi fokus yang lebih besar pada salah satu segi dari ketiga segi tersebut.68 

Zakiah meletakkan harapan besar bahwa kolaborasi seluruh dimensi kehidupan umat 

manusia, diharapkan mampu mencapai tujuan pendidikan, tidak hanya tujuan 

pendidikan nasional, melainkan lebih dari itu tujuan dari pelaksanaan pendidikan 

Islam juga dapat terwujud. 

 Sebagai seorang psikolog muslim, yang juga memiliki perhatian sangat besar 

terhadap pendidikan Islam, Zakiah kemudian berusaha mengagas konsep pembaruan 

pendidikan Islam secara sistematis dan terstruktur. Dari kepeduliannya itu, kemudian 

lahirlah 4 gagasan pokok pembaruan pendidikan Islam, yaitu: mencakup semua 

dimensi manusia, menjangkau kehidupan dunia dan akhirat, pengembangan daya 

hubungan atau relasi dengan orang lain, dan keberlangsungan pendidikan sepanjang 

hayat. Adapun uraian dari empat gagasan besar Zakiah, yaitu sebagai berikut: 

 

68Lihat Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah (Jakarta: Ruhama, 

1995), h. 56. 
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1. Mencakup Semua Dimensi Manusia 

Dimensi kemanusiaan adalah hal ihwal dan memiliki hubungan dengan misi 

kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Dimensi 

kehidupan itu harus terus dikembangkan secara serasi dan seimbang melalui proses 

pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Pada sisi lain, dimensi kemanusiaan dapat 

diartikan sebagai bentuk perbedaan ukuran, postur badan termasuk sifat, bakat dan 

kemampuan yang berbeda beda dari setiap individu. Dalam kajian pendidikan Islam, 

ada tujuh macam dimensi-dimensi kehidupan yang mesti dikembangkan, meliputi: 

dimensi fisik, dimensi akal, dimensi iman, dimensi akhlak, dimensi kejiwaan, 

dimensi keindahan, dan dimensi sosial kemasyarakatan. Semua elemen dimensi 

tersebut, apabila bekerja secara baik dan benar, maka tentunya akan menghasilkan 

sebuah tujuan pendidikan Islam yang paripurna. 

Zakiah berpendapat bahwa, dimensi akan manusia akan berjalan dan bekerja 

secara terstruktur apabila pendidikan Islam ditanamkan sejak kecil kepada setiap 

individu sehingga dari unsur-unsur kepribadiannya, akan cepat bertindak menjadi 

pengendali dalam menghadapi segala keinginan-keinginan dan dorongan-dorongan 

yang timbul ke depannya.69 Dengan demikian, hakikat pendidikan Islam secara garis 

besar berkisar antara dua dimensi hidup; penanaman rasa takwa kepada Allah swt, 

dan pengembangan rasa kemanusian kepada sesama. Hal tersebut dimulai dengan 

pelaksanaan kewajiban-kewajiban formal agama berupa ibadah-ibadah, sehingga 

ibadah itu tidak dikerjakan semata-mata sebagai ritual formal belaka, melainkan 

dengan adanya kesadaran mendalam akan fungsi edukatifnya bagi kehidupan manusia 

 

69Lihat Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah (Jakarta: Ruhama, 

1995), h. 35. 
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kelak. Pembangunan dimensi kehidupan manusia mesti ditata dan dikelola dengan 

baik oleh para pemangku pendidikan. Pola yang dibangun sejak dini tentunya akan 

merangkul satu per satu dimensi kehidupan manusia sesuai dengan tahap 

perkembangannya.  

2. Menjangkau Kehidupan Dunia dan Akhirat 

Sumber nilai yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan kependidikan Islam 

secara general adalah al-Qur’an, al-Hadits serta hasil ijtihad para ulama Islam. Di 

dalam ketiga sumber tersebut, al-Qur’an diposisikan sebagai sumber ideal, hadis 

sebagai sumber operasional dan ijtihad sebagai sumber dinamika perkembangan 

pendidikan Islam. Hasil ijtihad akan dikatakan sebagai sumber dinamika pendidikan 

Islam, karena pemikiran manusia (ulama) dalam kurun waktu tertentu dalam konteks 

sosia-historisnya selalu mengalami perubahan. Hal ini menghendaki pemikiran 

pendidikan Islam juga harus selalu berkembang, agar bisa dijadikan sebagai sumber 

atau landasan pelaksaan pendidikan Islam yang kontekstualnya sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.70 

Membina manusia merupakan sebuah upaya untuk mengajar, melatih, 

mengarahkan, mengawasi, dan memberi teladan kepada seseorang untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Pembinaan yang hanya memberikan pelajaran, latihan, 

dan arahan akan menciptakan manusia yang tidak berjiwa. Sementara, pembinaan 

yang hanya memberikan pengawasan dan teladan akan menciptakan manusia yang 

kurang kreatif. Oleh karena itu, pembinaan yang baik mestinya mencakup semua 

upaya tersebut di atas. Dalam pembinaan tersebut diarahkan kepada pembentukan 

seorang hamba Allah yang saleh. Untuk mencapai tingkatan yang saleh ini, 

 

70Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta: Rajawali Press, 2018), h. 20. 



45 

 

penanaman nilai-nilai agama menjadi syarat utama. Tanpa penanaman nilai-nilai 

agama, pencapaian pembentukan hamba Allah yang saleh menjadi sangat jauh. 

Seorang hamba yang saleh berarti dia menyadari kedudukannya di dunia, yakni di 

samping sebagai khalifah Allah di bumi juga sebagai hamba Allah yang harus 

beribadah kepada-Nya. Kesadaran yang demikian ini akan muncul bila seseorang 

telah benar-benar mengerti, memahami, dan menghayati ajaran-ajaran agama Islam. 

Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Zakiah juga agak berbeda dengan 

tujuan Pendidikan Nasional yang lebih menekankan pada aspek kecerdasan 

(intelektual) dan pengembangan manusia seutuhnya. Di samping itu, rasa tanggung 

jawab yang dikembangkan hanya mengarah kepada masyarakat dan bangsa. Oleh 

karena itu, dalam pelaksanaannya, Pendidikan Nasional kurang bertanggung jawab 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang barangkali sedikit membedakan antara 

tujuan pendidikan Islam bagi Zakiah. Berdasarkan tujuan dan sasaran dari 

pendidikan, Zakiah mengartikan bahwa pendidikan Islam merupakan sistem 

pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya 

sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak 

kepribadiannya.71 

3. Pengembangan Daya Hubungan Dengan Orang lain 

Proses pencapaian tujuan pendidikan Islam, tidak dapat dikatakan berhasil 

apabila hanya sampai pada tingkatan pemahaman pengetahuan. Lebih dari itu, peserta 

didik harus mampu mengembangkan daya dukungan atau interaksi dengan orang lain 

secara berkelanjutan. Dalam proses hubungan interaksi tersebut, maka kondisi 

lingkungan pendidikan sangat mempunyai andil yang begitu besar.  

 

71Lihat Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental  (Jakarta: Gunung Agung, 2016), h. 9. 
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Menurut Zakiah, terdapat tiga lingkungan yang bertanggung jawab dalam 

mendidik dan membina pola komunikasi terhadap anak. Lingkungan yang 

bertanggung jawab tersebut adalah keluarga (ayah dan ibu), sekolah (para guru), dan 

masyarakat (tokoh masyarakat dan pemerintah).72 Dari ketiga lingkungan ini, 

lingkungan keluarga yang memiliki peran penting dalam membangun kepribadian 

anak yang komunikatif. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-

anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Pada 

umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran 

dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara 

kodrati suasana yang strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun 

situasi pendidikan.  

Tanggung jawab pendidikan yang kemudian diemban oleh orang tua harus 

mampu membimbing dan mengajar anak untuk berinteraksi, minimal yang diajarkan 

adalah berinteraksi terhadap teman sejawat. Setelah anak kemudian paham, barulah 

kemudian diajarkan untuk berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa kepada 

mereka. Dalam pengajaran ini, mesti dimulai dari keteladanan yang dilakukan oleh 

orang tua, sehingga dari keteladanan itu yang diharapkan akan mampu memberi 

stimulus kepada anak untuk membangun komunikasi dan hubungan terhadap orang 

lain. Dengan kata lain, Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan 

hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.73 

 

 

72Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta: Rajawali Press, 2018), h. 35. 

73Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta: Rajawali Press, 2018), h. 42. 
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B. Ragam Legasi dari Prof. Dr. Zakiah Daradjat sebagai Bentuk Modernisasi 

Pendidikan Islam 

Bila membaca tiga gagasan atau pemikiran pokok Zakiah di atas, sudah bisa 

dipahami esensinya. Tiga gagasan pembaruan pendidikan Islam Zakiah tersebut 

sebagai pola dasar atau fondasi yang bisa diterapkan di berbagai sektor kehidupan 

umat Islam kekinian, mulai dari kehidupan sosial Islam, ekonomi Islam,  dan 

terkhusus pendidikan Islam itu sendiri. Merangkul semua dimensi manusia, 

kehidupan dunia dan akhirat yang seimbang, dan pengembangan daya hubungan 

dengan orang lain, adalah dasar dari pola-pola kehidupan tersebut. 

Lantas bagaimana ragam Implementasinya dalam pendidikan Islam. Zakiah 

kemudian menitikberatkan Implementasi konsep pendidikan Islam dengan bantuan 

lingkungan pendidikan Islam. Hal ini dibuktikan dengan mewujudkan pembaruan 

dalam aspek lingkungan pendidikan Islam di antaranya, yaitu: 

1. Pembentukan Kepribadian Muslim melalui Lingkungan Keluarga 

Pembentukan kepribadian dan jati diri seorang anak dimulai dari unit terkecil 

dalam sendi kehidupan yaitu lingkungan keluarga. Zakiah berpandangan bahwa, 

sesungguhnya pengaruh lingkungan keluarga sangat besar terhadap pembentukan 

kepribadian seorang anak. Pengalaman yang didapatkan di lingkungan tersebut, baik 

yang dilihat, didengar dan dirasakan juga punya andil dalam membentuk 

kepribadian.74 Dalam kondisi tertentu misalnya, anak sering mendengar dan 

menyaksikan orang tuanya bertengkar, atau terjadi ketegangan antara anggota 

keluarga lainnya, maka si anak yang masih dalam proses pertumbuhan itu akan 

 

74Lihat Zakiah Daradjat, Pembinaan Remaja (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 19. 
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mengalami jiwa yang goncang, karena seringnya merasa cemas dan takut. Maka 

dengan tekanan-tekanan perasaan yang terjadi dan ditumpuknya saat itu, akan 

menyebabkan tidak senang terhadap kekuasaan, mulai dari kekuasaan orang tua, 

guru, ataupun orang lain. 

Sebagai seorang tokoh psikolog muslim, Zakiah banyak mendapatkan 

curhatan dari beberapa anak yang mengalami gangguan kejiwaan dalam lingkungan 

keluarga. Dengan melihat kondisi itu kemudian, Zakiah merumuskan beberapa pola 

pembentukan kepribadian yang dapat menjadi rujukan di lingkungan keluarga, yaitu: 

a. Dalam Aspek tujuan jasmani (al-ahdaf al-jismiyah). Dalam hal ini orang tua mesti 

menjadi contoh atau teladan yang baik kepada anak. terutama yang berusia di 

bawah 6 tahun dan belum dapat memahami sesuatu. Zakiah Daradjat berpendapat 

bahwa kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka, merupakan unsur-

unsur pendidikan yang tidak langsung, yang dengan sengaja akan masuk ke dalam 

pribadi anak yang sedang bertumbuh itu. Banyak sekali faktor-faktor tidak 

langsung dalam keluarga yang mempengaruhi pembinaan pribadi anak dan 

tentunya banyak pula pengalaman-pengalaman anak, yang mempunyai nilai 

pendidikan baginya, yaitu pembinaan-pembinaan tertentu yang dilakukan oleh 

orang tua terhadap anak, baik melalui latihan-latihan, perbuatan, misalnya 

kebiasaan dalam makan-minum, buang air, mandi, tidur dan sebagainya. Semua itu 

pun termasuk unsur pembinaan bagi pribadi anak.75 Di sisi lain, Orang tua harus 

memperhatikan pendidikan anak-anaknya, justru pendidikan yang diterima dari 

orang tualah yang akan menjadi dasar dari pembinaan kepribadian si anak. Dengan 

 

75Lihat Zakiah Daradjat, Peran Agama dalam Pembinaan Moral (Jakarta: PT Gunung Agung, 

1982), h. 90. 



49 

 

kata lain orang tua jangan sampai membiarkan pertumbuhan si anak berjalan tanpa 

bimbingan, atau diserahkan kepada guru-guru disekolah saja. Inilah kekeliruan 

yang banyak terjadi dalam masyarakat kita. 

b. Dalam aspek tujuan rohani (al-ahdaf al-ruhaniyyah). Pada aspek ini, proses 

penanaman jiwa takwa harus dimulai sejak anak lahir. Sebagaimana diajarkan oleh 

agama Islam, yang memerintahkan agar setiap bayi lahir harus diazankan, demi 

supaya pengalaman pertama yang diterimanya adalah kalimat suci yang membawa 

kepada takwa. Adapun metode yang digunakan untuk pendidikan Islam aspek 

keluarga dalam tujuan pendidikan rohani yaitu pembiasaan yang berangsur- angsur 

yang memberikan penjelasan secara logis. Anak diberikan arti menumbuhkan 

fungsi iman, pembiasaan tersebut dilakukan sejak kecil agar menyatu ke dalam 

kepribadian anak yang objek keimanan tidak pernah hilang dan tidak akan berubah 

manfaatnya, adalah iman yang ditentukan oleh agama.76 Materi yang digunakan 

untuk menumbuhkan Iman yaitu mengajarkan 6 pokok keimanan (arkanul iman), 

yaitu: Iman kepada Allah SWT, Iman kepada hari kiamat, Iman kepada Malaikat, 

Iman kepada Nabi-nabi, Iman kepada Kitab-kitab Suci, dan Iman kepada takdir. 

Hanyalah iman yang diproyeksikan dalam pengalaman dan kehidupan sehari-hari 

dengan pelaksanaannya berpedoman kepada pokok-pokok ajaran Islam (arkan al-

Islam) yang lima: dua kalimat syahadat, salat, puasa, zakat dan haji akan selalu 

membawa manusia kepada kehidupan yang tenteram dan bahagia.77 

c. Dalam aspek tujuan akal (al-ahdaf al-aqliyyah). Dalam aspek ini, orang tua mesti 

memperhatikan batasan usia dalam memberikan bimbingan kepada anak. Orang 

 

76Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama  (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 77. 

77Lihat Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah  (Jakarta: Ruhama, 

19s95), h. 11. 
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tua harus menyadari bahwa anak-anak selalu membutuhkan perhatian dan bimbingan 

orang tuanya sampai umur kurang lebih 21 tahun (masa-masa pembinaan kepribadian 

berakhir). Untuk dapat memberikan pendidikan dan bimbingan itu, orang tua perlu 

mengerti betul-betul ciri-ciri pertumbuhan yang dilalui oleh anak pada tiap-tiap umur. 

Dengan demikian anak dapat diajarkan kemampuan untuk memilih yang baik dan 

yang buruk.78 Metode yang digunakan untuk pendidikan Islam aspek keluarga 

dalam tujuan pendidikan akal yaitu dengan bimbingan yang dilakukan keluarga 

secara terus-menerus sesuai dengan usia anak. 

d. Dalam aspek tujuan sosial (al-ahdaf al-ijtima‟iyyah). Dalam aspek ini, 

perkembangan sikap sosial pada anak terbentuk mulai di dalam keluarga. Orang 

tua yang penyayang, lemah lembut, adil dan bijaksana, akan menumbuhkan sikap 

sosial yang menyenangkan pada anak. Ia akan terlihat ramah, gembira dan segera 

akrab dengan orang lain. Karena ia merasa diterima dan disayangi oleh orang 

tuanya, maka akan bertumbuh padanya rasa percaya diri dan percaya terhadap 

lingkungannya, hal yang menunjang terbentuknya pribadinya yang menyenangkan 

dan suka bergaul. Demikian pula jika sebaliknya orang tua keras, kurang perhatian 

kepada anak dan kurang akrab, sering bertengkar satu sama lain (ibu- bapak), 

maka anak akan berkembang menjadi anak yang kurang pandai bergaul, menjauh 

dari teman-temannya, mengisolasi diri dan mudah terangsang untuk untuk 

berkelahi, dan pribadi negatif, yang condong kepada curiga dan antipati terhadap 

lingkungannya. Metode yang digunakan untuk pendidikan Islam aspek keluarga 

 

78Lihat Zakiah Daradjat, Peranan Agama dalam Kesehatan Mental (Jakarta: Gunung Agung, 

1973), h. 42. 
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dalam tujuan pendidikan sosial yaitu dengan pendekatan yang dilakukan antara orang 

tua dan anak yang menimbulkan keakraban interaksi sosial dari keduanya. 

2. Penggagas Psikologi Agama dan Jurusan Tadris di Lingkungan Perguruan 

Tinggi Islam 

Sosok Zakiah sangat tepat jika disebut sebagai tokoh perempuan yang sukses 

merintis dan memperkenalkan psikologi agama di lingkungan Perguruan Tinggi 

Islam Indonesia, ia melakukan gebrakan kurikulum pendidikan PTAI di Indonesia. 

Buku karangan beliau bukan saja menjadi bacaan wajib di perguruan tinggi terutama 

mengenai Pendidikan Agama dan Psikologi Agama, tetapi juga menjadi rujukan bagi 

kalangan perguruan tinggi, para pendidik, dan pengambil kebijakan di bidang 

pendidikan dan sosial keagamaan bahkan menjadi bacaan populer masyarakat umum. 

Kiprah Zakiah di bidang psikologi sepanjang karier akademik dan 

intelektualnya berusaha mencari kaitan antara terapi pendidikan dengan nilai-nilai 

agama. Dalam kaitan ini beliau menjadi fenomena menarik. Ia ingin 

mengintegrasikan pendekatan agama dengan ilmu pengetahuan modern. Dengan 

merujuk kepada berbagai literatur, baik berasal dari barat maupun dari Islam, 

ditemukan sintesa baru: agama memiliki peran yang sangat fundamental dalam 

memahami esensi kejiwaan manusia. Karena itu agama dapat dijadikan pijakan 

psikologi. Sebagai seorang psikolog religi dan juga tokoh pembaharuan pendidikan 

Islam, Zakiah berusaha meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku 

atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang. Menurutnya cara berpikir, 

bersikap, bereaksi, dan bertingkah laku tidak bisa dipisahkan dari keyakinan agama. 

Sebab, keyakinan itu masuk dalam konstruksi kepribadian manusia. 
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Dengan gagasan yang dibawa oleh Zakiah, psikologi Islam yang semula 

dianggap sebagai cabang ilmu yang tidak begitu penting, kini dimasukkan ke dalam 

kurikulum perguruan tinggi Islam dan dijadikan sebagai mata kuliah wajib. Bahkan 

beberapa kampus di Indonesia, telah membuka program studi psikologi Islam, di 

antaranya adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Universitas 

Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Pontianak, dan masih ada beberapa kampus negeri maupun swasta lainnya. Tidak 

hanya berhenti sampai di situ saja, masuknya psikologi Islam dalam lingkungan 

perguruan tinggi, juga dijadikan sebagai sarana praktik konsultasi oleh sebahagian 

kalangan. 

Dalam beberapa buku yang di tuliskan oleh Zakiah, dijelaskan bahwa dalam 

rangka membantu penyembuhan terhadap gangguan kejiwaan yang diderita seorang 

pasien, pada umumnya menggunakan metode non-directive psycho therapy dengan 

menyisipkan ajaran agama yang relevan dengan kondisi atau bentuk gangguan jiwa 

yang dialami oleh seorang pasien. Sisipan agama itu sendiri dilakukan dengan metode 

dialog sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa si pasien merasa digurui. Dalam 

metode ini tidak diperlukan penganalisisan lebih dalam terhadap semua pengalaman 

yang telah dilalui oleh penderita. Ahli jiwa menerima penderita sebagaimana adanya 

dan mulai perawatan langsung, atau dapat dikatakan bahwa diagnosa merupakan 

bagian dari perawatan. Teori mengakui bahwa tiap-tiap individu mampu menolong 

dirinya apabila ia mendapat kesempatan untuk itu. Maka perawatan jiwa merupakan 

pemberian kesempatan bagi penderita untuk mengenal dirinya dan problem yang 
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dideritanya serta kemudian mencari jalan untuk mengatasinya.79 Dengan masuknya 

psikologi Islam ini di lingkungan perguruan tinggi, dapat dikatakan membawa angin 

segar dalam proses pelaksanaan pendidikan, selain sebagai suatu disiplin ilmu yang 

berkaitan dengan aspek kejiwaan, juga dapat bermanfaat dalam penyelesaian masalah 

kejiwaan yang terpadu dengan ajaran agama. 

Kiprah Zakiah dalam dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan 

perguruan tinggi Islam memang patut diacungi jempol. Setelah merintis mata kuliah 

dan jurusan psikologi agama di lingkungan Perguruan tinggi agama Islam (PTAI), 

Zakiah kembali merintis dan membuka jurusan tadris/keguruan. Kebijakan ini lahir 

pada saat menjabat sebagai direktur perguruan tinggi agama Islam (Dinpertais) pada 

departemen agama. Hal ini dilakukan bukan untuk kepentingan popularitas, 

melainkan untuk mengatasi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan di 

madrasah.80 

3. Pembaruan Sistem Pendidikan di Madrasah 

Dalam catatan biografi dan karier Zakiah Daradjat, tidak hanya dikenal 

sebagai sosok psikolog Islam yang handal. Lebih dari itu, Zakiah juga merupakan 

seorang birokrat yang sangat memperhatikan sektor pendidikan Islam. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan dipercayakannya sosok Zakiah pada tahun 1967 oleh Menteri 

Agama Republik Indonesia untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas 

Penelitian dan Kurikulum Perguruan Tinggi dibiro perguruan tinggi dan pesantren 

luhur departemen agama. Amanah ini kemudian berlangsung hingga jabatan mentri 

 

79Lihat Zakiah Daradjat, Peranan Agama dalam Kesehatan Mental (Jakarta: Gunung Agung, 

1973), h. 77. 

80Lihat Fuad Nasar "Mengenang Prof. Dr. Zakiah Daradjat Tokoh Kementerian Agama dan 

Pelopor Psikologi Islam di Indonesia", (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2013), h.71. 
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agama dipegang oleh A. Mukti Ali. Pada periode ini Zakiah kemudian dipromosikan 

untuk menduduki jabatan sebagai direktur perguruan tinggi agama Islam (Dinpertais) 

Departemen Agama. Dengan demikian, ia telah menjadi seorang ilmuwan dan 

sekaligus birokrat pendidikan. 

Pada saat menjabat sebagai direktur perguruan tinggi agama Islam 

(Dinpertais) tahun 1977 betul-betul dimanfaatkan oleh Zakiah untuk membuat 

terobosan dalam dunia pendidikan Islam. Satu gagasan pembaruan yang begitu 

monumental yang hingga kini masih terasa pengaruhnya sampai hari ini adalah 

keluarnya surat keputusan bersama tiga menteri, yaitu menteri agama republik 

Indonesia, menteri pendidikan dan kebudayaan (pada waktu itu), serta menteri dalam 

negeri. Lahirnya SKB tiga menteri ini tidak bisa dilepaskan dari peran yang dilakukan 

oleh Zakiah. Dengan SKB tiga menteri ini terjadi perubahan dalam bidang 

pendidikan madrasah. Adapun isi dari  surat keputusan tiga menteri tersebut adalah 

Perubahan kurikulum madrasah yang diberikan pengetahuan umum sebanyak 70 

persen dan pengetahuan agama sebanyak 30 persen. Dengan demikian kurikulum 

mengalami perubahan yang amat signifikan, dan diharapkan alumni madrasah dapat 

diterima dan bersaing di perguruan tinggi umum yang terkenal. Pada tahun 1978, 

Produk  SKB 3 menteri ini kemudian membawa implikasi yang begitu besar, salah 

satu siswa dinyatakan lulus dan diterima kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB).81 

  

 

81Lihat Jajat Burhanuddin, Ulama Perempuan Indonesia  (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 

2002), h. 49. 
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C. Implementasi Modernisasi Pendidikan Islam yang Dijalankan oleh Prof. Dr. 

Zakiah Daradjat 

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Keluarga 

Pendidikan anak usia dini pada hakikatnya adalah pendidikan yang 

diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan 

anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek 

kepribadian anak. Oleh karena itu, PAUD memberi kesempatan bagi anak untuk 

mengembangkan kepribadian dan potensi secara maksimal.82 Pendidikan anak usia 

dini merupakan pendidikan yang paling mendasar menepati posisi yang sangat 

strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Karena rentang anak usia dini 

merupakan rentang usia kritis dan sekaligus strategis dalam proses pendidikan yang 

dapat mempengaruhi proses serta hasil pendidikan pada tahap selanjutnya.83 Adapun 

tujuan dari pendidikan anak usia dini adalah membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani anak sehingga anak memiliki kesiapan untuk 

memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Dalam pandangan Zakiah, orang tua merupakan pelaku utama yang harus 

menjadi promotor dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian dari 

seorang anak. Jika suasana dalam keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak 

akan tumbuh dengan baik pula. Jika tidak, tentu akan terhambatlah pertumbuhan anak 

tersebut.84 Selama ini para orang tua mengira program pendidikan anak usia dini 

 

82Suyadi, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), 

h. 17 

83Suyadi, Teori Pembelajaran Anak Usia Dini (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), h. 67. 

84Lihat Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah (Jakarta: Ruhama, 

1995), h. 46. 
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(PAUD) hanya dapat diselenggarakan pada lingkungan pendidikan formal, padahal 

sekolah formal hanya menjadi pelanjut dari pengajaran yang telah di dapatkan pada 

lingkungan keluarga. Pola pengajaran PAUD pada lingkungan formal mesti diadopsi 

dalam lingkungan keluarga. Alokasi waktu dalam mendidik, keterbukaan dan 

keleluasaan sosialisasi yang dimiliki oleh orang tua menjadi alasan yang 

dikemukakan oleh Zakiah sehingga meletakkan tugas mendidik anak usia dini 

idealnya dimulai dari lingkungan keluarga. 

2. Peningkatan Mutu Pengelolaan dan Akademik Madrasah melalui Status 

Madrasah Model 

Tantangan yang dihadapi madrasah dalam menjalankan misinya tidaklah 

kecil. Hal ini disebabkan: pertama, perubahan orientasi pendidikan masyarakat. 

Persiapan menuju era industrialisasi telah menyebabkan orientasi pendidikan 

masyarakat berubah dari ‘belajar untuk mencari ilmu’ menjadi ‘belajar sebagai 

persiapan memperoleh pekerjaan’. Hal ini sebagai dampak dari makin tersebarnya 

pendidikan Barat di Indonesia yang sejak awal memang berorientasi pada 

‘mendapatkan pekerjaan’. Kecenderungan ini sudah melanda dunia karena, 

pendidikan model Barat inilah yang diadopsi di hampir seluruh negara di dunia. 

Perubahan orientasi ini membuat sekolah umum, yang memberikan pendidikan 

umum lebih banyak, lebih menarik minat orang tua daripada pesantren atau 

madrasah; kedua, pendidikan umum di mata masyarakat pada umumnya lebih 

diutamakan daripada pendidikan keagamaan. 

Madrasah yang semula mengutamakan pelajaran agama daripada pelajaran 

umum, sering menjadi pontang-panting mengejar ketertinggalan mereka dari kekola 

umum di bidang pelajaran umum dan ketiga, kualitas layanan pendidikan yang 



57 

 

diberikan oleh mayoritas madrasah masih dinilai lebih rendah daripada layanan 

pendidikan yang diberikan oleh sebagian sekolah umum, apalagi yang negeri. 

Penyebab kurang bermutu ini bermacam-macam: disebabkan oleh manajemen 

(pengelolaan) pendidikannya yang kurang bagus, kualitas tenaga pengajarnya yang 

kurang baik, dan kekurangan dana operasional sehari-hari.85 

Atas dasar dan pertimbangan inilah kemudian, di saat menjabat sebagai 

direktur perguruan tinggi agama Islam (Dinpertais) tahun 1977, di saat juga SKB 3 

menteri itu telah disahkan, maka saat itu pula Zakiah mengeluarkan kebijakan dengan 

memberikan status model untuk beberapa madrasah.86 Pada saat itu, manajemen dan 

tata kelola madrasah diperbaiki, mulai dari perbaikan sarana dan prasarana agar indah 

dipandang, merekrut tenaga pendidik melalui program ujian guru agama (UGA), dan 

juga memberi alokasi anggaran yang besar untuk dana operasional madrasah. Setelah 

itu semua rampung, nama madrasah kemudian dipromosikan kepada khalayak dengan 

mengikutkan kata “model” di belakang nama dari madrasah tersebut. 

3. Pelopor Dijadikannya Pendidikan Agama Sebagai Mata Pelajaran Pokok 

di Sekolah Umum Hingga Perguruan Tinggi 

Zakiah Daradjat memang pantas dikatakan sosok ulama dan pemikir dari 

kalangan perempuan yang paling menonjol pada era orde baru. Pada saat pemerintah 

orde baru menginstruksikan penyelarasan pendidikan agama dan pendidikan 

nasional/umum selepas peristiwa G30S/PKI, zakiah langsung merespons dengan 

cepat. Dengan bekal kewenangan sebagai direktur perguruan tinggi agama Islam 

 

85Lihat Malik Fajar, Madrasah dan Tantangan Modernisitas (Bandung: Mizan, 1998), h. 121. 

86Lihat Jajat Burhanuddin, Ulama Perempuan Indonesia  (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 

2002), h. 97. 
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(Dinpertais), bersama jajaran departemen agama saat itu melakukan konsolidasi dan 

menghasilkan satu kebijakan yang begitu monumental dan sejalan dengan kondisi 

bangsa. Alhasil Keluar sebuah kebijakan menjadikan pendidikan agama sebagai mata 

pelajaran pokok di semua jenjang sekolah umum dan perguruan tinggi sebagai 

realisasi TAP MPRS No. 26 tahun 1966.Pada saat itu pula, Zakiah kemudian ditunjuk 

langsung oleh menteri agama A Mukti Ali untuk menyusun petunjuk teknis dan buku 

pedoman pendidikan agama tersbut.87 

4. Penuntasan Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam Ujian 

Guru Agama (UGA) 

Ujian guru agama yang disebut dengan istilah UGA adalah sebuah percepatan 

dalam rangka pengadaan guru agama yang dibutuhkan oleh madrasah-madrasah dan 

sekolah umum yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebelum diketahui bahwa dalam 

rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah berupaya 

memperbaiki mutu madrasah di mana sebagian besar umat Islam menimba ilmu di 

dalamnya. Namun keinginan ini berhadapan dengan kendala kurangnya tenaga guru. 

Untuk itu pemerintah berupaya mengangkat guru-guru agama dalam jumlah besar. 

Kemudian dalam prosesnya terjadi penyimpangan berupa jual beli SK pengangkatan. 

Mereka yang tidak memiliki kompetensi sebagai guru telah diangkat menjadi guru 

karena permainan yang berbau kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Keadaan ini 

menyebabkan negara dirugikan dalam bentuk diangkatnya orang-orang yang tidak 

 

87Lihat Jajat Burhanuddin, Ulama Perempuan Indonesia  (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 

2002), h. 135. 
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memiliki keahlian sebagai guru yang berakibat pada terjadinya kemunduran dan 

jatuhnya mutu madrasah.88 

Kasus UGA tersebut kemudian mendapat perhatian yang sangat serius dari 

Zakiah di saat menjabat sebagai direktur perguruan tinggi agama Islam (Dinpertais). 

Direktur-direktur sebelum Zakiah seperti R Muljadi Marosudarmo dan Sjarifuddin 

juga tak mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Satu hal yang membuat 

penuntasan kasus KKN UGA ini tak kunjung selesai karena harus melibatkan 

sejumlah instansi pemerintah. 

Dengan melihat kondisi yang tak mudah tersebut, Zakiah lantas membangun 

komunikasi dengan semua pihak. Langkah yang ditempuh zakiah adalah dengan 

mengembalikan seluruh pencatatan administrasi guru agama menjadi terpadu dan satu 

pintu di bawah naungan departemen agama. Tidak boleh lagi, pengawasan dan 

pencatatan guru agama diserahkan kepada departemen pendidikan dan kebudayaan. 

Setelah langkah ini diambil, Zakiah kemudian secara bertahap mencari informasi 

mengenai kualifikasi dan kompetensi dari para guru, dan ditemukan beberapa guru 

yang menerima SK sebagai guru agama namun tak sesuai dengan kompetensi dan 

kualifikasi pendidikannya. Setelah terdeteksi, guru-guru yang tidak memenuhi syarat 

tadi dikembalikan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.89 Perlahan tapi 

pasti kasus penyimpangan dalam ujian guru agama (UGA) tersebut mulai 

terselesaikan. 

  

 

88Lihat Abuddin Nata. Tokoh-Tokoh Pembaharuan dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2005), h. 238. 

89Jajat Burhanuddin, Ulama Perempuan Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2002), 

h. 155. 
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5. Mendirikan Yayasan Perguruan Islam Terpadu  

Dalam rangka pengembangan lembaga pendidikan Islam yang berkelanjutan, 

Zakiah kemudian menyadari betapa pentingnya lembaga pendidikan Islam yang 

berjenjang dan terstruktur. Hal ini kemudian dibuktikan dengan didirikannya satu 

lembaga pendidikan yang diberi nama Perguruan Islam “Ruhama”. Lembaga ini 

diinisiasi langsung oleh Zakiah pada tahun 1987, dan pada saat itu juga langsung 

bertindak sebagai ketua dari yayasan tersebut.90 

Di awal kiprahnya yayasan tersebut mendirikan taman pendidikan al-Qur’an 

ruhama, dan kemudian tidak lama berselang setahun berikutnya berdiri PPQ 

(Pendidikan Pengajaran Al-Qur’an). Dengan melihat animo masyarakat yang begitu 

besar untuk melanjutkan pendidikannya di yayasan tersebut, didirikan taman kanak-

kanak Islam terpadu (TK IT) Ruhama. Dalam perjalanannya kemudian, yayasan 

tersebut telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, yang dibuktikan secara 

berjenjang didirikannya SD IT, SMP IT. Pada tingkat lanjutan, yayasan pendidikan 

tersebut kemudian mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Islam (SMKI) Ruhama. 

Semua jenjang pendidikan tersebut bersatu dalam satu lokasi yang beralamat di 

Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dan menjadi Lab School dari 

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. 

 

 

 

90Jajat Burhanuddin, Ulama Perempuan Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2002), 

h. 160. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Konsep modernisasi pendidikan Islam dalam pandangan Prof. Dr. Zakiah 

Daradjat menekankan kehidupan manusia seutuhnya, tidak hanya memperhati-

kan segi akidah saja, juga tidak memperhatikan segi ibadah saja, tidak pula segi 

akhlak saja. Akan tetapi jauh lebih luas dan lebih dalam daripada itu semua. 

Dengan kata lain, konsep modernisasi pendidikan Islam dalam pandangan Prof. 

Dr. Zakiah Daradjat dikonversi dalam 3 garis besar yaitu: mencakup semua 

dimensi manusia, menjangkau semua kehidupan dunia dan akhirat, serta 

pengembangan daya hubungan dengan orang lain (relasi). 

2. Ragam legasi dari Prof. Dr. Zakiah Daradjat sebagai bentuk modernisasi 

pendidikan Islam ialah: Zakiah menitikberatkan Implementasi konsep 

pendidikan Islam dengan bantuan lingkungan pendidikan Islam. Hal ini 

dibuktikan dengan mewujudkan pembaruan dalam aspek lingkungan 

pendidikan Islam di antaranya, yaitu: pembentukan kepribadian muslim melalui 

lingkungan keluarga, penggagas psikologi agama dan jurusan tadris di 

lingkungan perguruan tinggi Islam, serta melakukan sistem pendidikan di 

lingkungan madrasah. 

3. Implementasi modernisasi pendidikan Islam yang dijalankan oleh Prof. Dr. 

Zakiah Daradjat dapat dilihat dengan gagasan konkret melalui: program 
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pendidikan anak usia dini (PAUD) di lingkungan keluarga, peningkatan mutu 

pengelolaan dan akademik madrasah melalui status madrasah model, pelopor 

dijadikannya pendidikan agama sebagai mata pelajaran pokok di sekolah umum 

hingga perguruan tinggi, penuntasan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN) dalam ujian guru agama (UGA), dan mendirikan yayasan perguruan 

Islam terpadu. 

B. Implikasi Penelitian 

Moderrisasi pendidikan islam dalam pandangan prof. Dr. Zakiah Daradjat 

telah banyak mengemukakan ide dan gagasan pembaruan sebagai upaya peningkatan 

kualitas pendidikan Islam antara lain, program pendidikan anak usia dini (PAUD) di 

lingkungan keluarga, peningkatan mutu pengelolaan dan akademik madrasah melalui 

status madrasah model, pelapor dijadikannya pendidikan agama sebagai mata 

pelajaran pokok di sekolah umum hingga perguruan tinggi, penuntasan kasus korupsi, 

kolusi dan nepotisme (KKN) dalam ujian guru agama (UGA) dan mendirikan 

yayasan perguruan Islam terpadu. 

Dari arah pemikirannya ada 3 komponen yang sangat ditekankan Zakiah 

Daradjat dalam pembaruan pendidikan yakni upaya menyeimbangkan antara dimensi, 

eksistensi, dan relasi manusia dalam kehidupan. Ketiga komponen tersebut 

seharusnya menjadi bahan dasar dalam pelaksanaan  pendidikan Islam. 

Menurut Zakiah Daradjat pendidikan akan mencapai suatu tujuan yang 

paripurna apabila peletakan pendidikan Islam dimulai dari unit terkecil dalam 

kehidupan, yaitu di lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah hingga tahap 

akhir lingkungan masyarakat. Selain itu,  Zakiah berpendapat pentingnya sistem yang 



67 

 

terintegrasi antara tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan nasional. Kedua 

sistem ini seharusnya berjalan secara berdampingan agar produk pendidikan yang 

dihasilkan tidak mendiskriminasi kepribadian para peserta didik. 

Skripsi ini, dari awal hingga akhir tentu masih banyak kekuranagn yang dapat 

ditemukan. Penulis sangat mengharap saran dan kritik yang membangun demi 

berkembangnya khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang pendidikan 

agama Islam. 
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